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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم

والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء  العالمين وبه نستعين على أمور الدنياالحمد لله رب 
له وأصحابه أجمعين )أما بعد(لى آعوالمرسلين سيدنا محمد و   

Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah swt. atas segala 

nikmat yang diberikan kepada penulis, baik berupa nikmat kekuatan, nikmat 

kesehatan hingga dalam penyusunan skripsi dengan judul Fai’ dalam al-Qur’an 

(Kajian Tafsi>r Tah}li>li> Terhadap QS al-H{asyr/59: 6-7) ini dapat terselesaikan 

sebagaimana mestinya. Meskipun dalam proses penyusunan skripsi ini sebenarnya 

mengalami banyak rintangan yang penulis hadapi dan menganggap cukup susah 

bahkan hampir menyerah namun atas kehendak Allah swt. sehingga skripsi ini dapat 

selesai dengan baik, meskipun mungkin masih terdapat banyak kekurangan dan 

kesalahan dalam skripsi ini disebabkan oleh keterbatasan penulis sehingga skripsi 

ini masih jauh dari kata sempurna. 

Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda 

nabiyulla>h Nabi Muhammad saw. sebagai rah}matallil ‘a>lami>n (rahmat bagi seluruh 

alam semesta), membawa umat manusia dari zaman kejahiliahan menuju zaman 

yang penuh peradaban. 

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang ikut membantu berpartisipasi 

baik secara aktif maupun pasif untuk memberikan dukungan berupa sumbangsi 

pemikiran dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis 

menyampaikan beberapa ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang 

membantu, membimbing, mengarahkan, serta memberikan kritikkan sebagai 

motivasi yang telah meluangkan segenap tenaga, waktu dan ide pikiran dalam 

penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada: 

1. Ucapan terima kasih kepada Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D., sebagai Rektor 

UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag., Prof. Dr. Wahyuddin, 
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M.Hum., Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., dan Dr. H. Kamaluddin Abunawas, 

M.Ag., sebagai Wakil Rektor I, II, III, dan IV UIN Alauddin Makassar yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di 

kampus peradaban ini. 

2. Kemudian ucapan terima kasih kepada Dr. Muhsin, M.Th.I., sebagai Dekan 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, serta Dr. Hj. Rahmi D., M.Ag., Dr. Hj. 

Darmawati, M.H.I., Dr. Abdullah Thalib, M.Ag., sebagai wakil dekan I, II dan 

III yang senantiasa memberikan fasilitas dan pelayanan yang cukup baik serta 

membina selama proses perkuliahan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 

3. Kemudian ucapan terima kasih kepada Dr. Hj. Aisyah Arsyad, S.Ag., M.A., 

sebagai ketua Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, dan Yusran, S.Th.I., 

M.Hum., sebagai sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir atas 

segala ilmu, petunjuk dan bimbingannya selama menempuh perkuliahan ini.  

4. Kemudian ucapan terima kasih kepada Dr. Hasyim Haddade, M.Ag., sebagai 

pembimbing I, dan Dr. H. Muhammad Irham, M.Th.I., sebagai pembimbing II, 

yang ditengah-tengah kesibukan beliau masih meluangkan waktunya untuk 

membimbing penulis. Dan juga kepada Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.A., 

sebagai penguji I dan Dr. Abdul Ghany, M.Th.I.,  sebagai penguji II yang telah 

memberikan arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan 

baik. 

5. Kemudian ucapan terima kasih kepada seluruh dosen yang pernah membimbing 

dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada mahasiswa terkhusus kepada 

penulis, kemudian ucapan terima kasih kepada staf prodi, fakultas dan kampus 

dengan keramahan dan ketulusannya membantu penulis dalam mengurus 

administrasi selama proses perkuliahan. 

6. Selanjutnya penulis juga ucapkan terima kasih kepada pengelola bantuan 

Beasiswa Bidikmisi karena dengan bantuan beasiswa yang diberikan kepada 

penulislah sehingga penulis masih bisa aktif melakukan aktifitas kuliah hingga 

menyelesaikan studi ini tanpa kesulitan permasalahan biaya. 
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menyelesaikan skripsi ini. baik dalam bentuk dukungan maupun dalam bentuk 

motivasi.  

Dan segenap pihak yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu, 

lewat ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, semoga Allah 

swt. meridhai dan semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah 

swt. yang kemudian mendapat keberkahan kepada pembaca khususnya diri pribadi 

penulis. 

Walaupun sudah banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan skipsi 

ini, sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, tentu masih ada kekurangan 

dan kesilapan terkait penulisan skripsi. Maka dari itu, saran dan kritik yang 

membangun sangat perlu penulis harapkan sebagai tanggung jawab penuh demi 

sempurnanya karya ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Beberapa huruf-huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada daftar tabel berikut: 
1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

te 

 
 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

jim j 

 

je 

 ح 

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز

 

zai 

 

z 

 

zet 

 
 س

 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 ف 

 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

el 

 
 م

 

mim 

 

m 

 

em 

 
 ن

 

nun 

 

n 

 

en 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

we 

 
 هػ

 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

ye 
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Adapun hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Khusus jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda apostrof (’). 

2. Vokal   

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

(monoftong) dan vokal rangkap (diftong). 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 lailan : لَيْلاً 

 qauma : قػىوٍىـَ

3. Maddah 

Maddah yaitu vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama 

fath}ah 

Tanda 

a a   ا 
kasrah i i   ا 
d}ammah u u   ا 

Nama  

 

Haruf Latin 

 

Nama  

 

Tanda  

 
fath}ah dan ya>’ 

 

ai a dan i ٍَػىى 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػىوٍَ

Nama  

 

Harakat dan 

huruf 

Huruf dan  

tanda 

Nama  

 
fath}ahًdan alif  atau ya>’ َىََاَ...َى...َ|َ

d}ammah dan wau َوػي 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ػى
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 Contoh: 

 qa>la : قىاؿىَ

 <waqa : كىقىى

 fi>hi : فًيٍوًَ 

 qulu>bun : قػيليوٍبهَ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

الْىٍنَّةرىكٍضىةيَ  : raud}ah al-jannah 

دًيػٍنىةيَ الٍمينػىوَّرىةاىلٍمى  : al-madi>nah al-munawwarah 

ةهَ  fa>t}imah : فىاطًمى

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 t}ayyibah : طىيًٌبىةهَ

 madda : مىدََّ

ًفػىرََّ  : farra 

وهَ  na’’amah : نػىعَّمى

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

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

 



 
 

xiii 
 

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَاؿ (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

 al-s}aif (bukan as}-s}aif) : الصَّيٍفيَ

ًالرَّحًيٍميَ  : al-rah}i>m (bukan ar-rah}i>m) 

ًالٍغىنىميَ  : al-ganamu 

 al-h}amdu : الْىٍمٍديَ

7. Hamzah 

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

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 yu’minu : يػيؤٍمًنيَ

 al-sam’u : السَّمٍعيَ

 su’ila : سيئًلىَ

 uji>bu : أيجًيٍبيَ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Tafsi<r al-Mara>gi> 

‘Iba>dah wa Mu’a>malah 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

hamzah. 

Contoh: 

اللًََسىيٍفيَ  saifulla>h وَالله walla>h   

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

َ اللًََرىحٍْىةيَكى     wa rah}matulla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

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

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

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

Alhamdu lilla>hi rabbi al-‘a>lami>n 

Innama al-a’ma>lu bi al-niyyah 
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Naz}mu al-Durar 

Abu> Sa’i>d al-Khudri> 

Al-Ima>m Abi> Muhammad al-Husain 

Al-Qa>d}i> Na>s}iruddi>n al-Bayd}a>wi> 

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

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

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

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = su>bh}a>nahu> wa ta’a>la> 

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

a.s. = ‘alaihi al-salla>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = tanpa penerbit 

t.t. = tanpa tempat 

t.th. = tanpa tahun 

H = Hijriah 

M = Masehi 

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

h. = halaman  

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

Al-Ima>m Abu> Muhammad, ditulis menjadi: Abu> Muhammad, Al-Ima>m 
(bukan: Muhammad, Al-Ima>m Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama : Abdul Rahmat 
Nim : 30300117038 
Judul : Fai’ dalam al-Qur’an (Kajian Tafsi>r Tah}li>li> Terhadap QS al-H{asyr/59: 6-7) 

Kajian yang berjudul fai’ dalam al-Qur’an (kajian tafsi>r tah}li>li> terhadap QS 
al-H{asyr/59: 6-7) ini memuat pokok masalah yang peneliti bahas secara gamblang, 
yakni bagaimana hakikat fai’ dalam QS al-H{asyr/59: 6-7? Bagaimana bentuk dari 
fai’ yang sesuai dalam QS al-H{asyr/59: 6-7? Serta bagaimana urgensi dalam 
mempelajari dan memahami fai’ sesuai yang terkandung dalam QS al-H{asyr/59: 6-7? 

Peneliti menggunakan metode tah}li>li> untuk menjawab pokok masalah 
tersebut. Metode tah}li>li>  atau disebut dengan metode analisis, yaitu dengan berusaha 
untuk menerangkan arti ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai seginya, dengan 
berlandaskan urutan-urutan ayat yang dijelaskan pada surah yang akan diteliti dalam 
mushaf, yang tentunya dengan memperhatikan kandungan lafaz}-lafaz}nya, hubungan 
ayat-ayatnya, hubungan surah-surahnya, hadis-hadis yang berhubungan dengannya, 
dan pendapat-pendapat mufassir mengenai permasalahan yang peneliti kaji. Adapun 
jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan beberapa pendekatan, yakni 
pendekatan tafsir, pendekatan historis, dan pendekatan sosio-ekonomi. Dengan 
pendekatan tersebut, maka penelitian ini bersifat pada library research (penelitian 
kepustakaan) yaitu mengumpulkan data-data bahan mentah dari berbagai sumber,  
kemudian dianalisis dan memberikan kesimpulan pada hasil yang diperoleh 
berdasarkan pemahaman peneliti. 

Kemudian hasil dari penelitian ini yakni pertama, bahwa hakikat fai’ dalam 
QS al-H{asyr/59 ayat 6 dan 7 adalah harta rampasan yang dikembalikan/diberikan 
Allah swt. kepada hamba yang taat dalam hal ini Nabi Muhammad saw. dengan 
jalan tidak berperang bahkan memperolehnya tidak perlu mengerahkan kuda dan 
tidak pula unta. Ada juga mengatakan bayangan, yang berarti harta benda yang 
paling mulia di dunia ini tetap saja berlaku seperti bayangan yang akan hilang. 
Kedua, bentuk dari fai’ ini berupa iqa>ra>t (harta tidak bergerak, yaitu tanah) dan 
manqu>la>t (harta yang bergerak). Ada pula yang mengatakan fai’ sama dengan kharaj, 
jizyah, ‘usyr, hibah, harta warisan kaum kafir z}immi yang tidak mempunyai ahli 
waris dan sebagainya. Pembagian fai’ ini dibagi menjadi lima bagian yaitu dibagikan 
kepada Nabi Muhammad saw., kerabat nabi (Bani Hasyim dan Mut}alib), anak yatim, 
fakir miskin, ibnu al-sabi>l. Ketiga, urgensi dalam memahami fai’ dalam QS al-
H{asyr/59: 6-7 ini adalah sebagai bentuk kesadaran bahwa adanya kuasa Allah swt., 
sebagai pelajaran agar harta (baik pembahasan fai’ secara khusus maupun harta 
secara umum) tidak memonopoli daripada harta tersebut, juga tentang apa yang 
diperintahkan Allah swt. dan Rasul-Nya, harus diterima/dilaksanakan, dan apa yang 
dilarang harus ditinggalkan, dan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah swt. serta 
mengancam dengan siksa yang sangat pedih bagi orang yang melampaui batas. 

Penelitian ini diharapkan berguna dan dapat menambah wawasan kepada 
khusus penulis sendiri dan juga kepada masyarakat secara umum dengan tetap betul-
betul mempelajari tentang pembagian harta terkhusus fai’, yang sesuai dengan 
petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah, agar tidak mudah terpengaruh pada pemahaman 
yang membuat umat Islam pecah, karena mengikut suatu pemahaman yang 
menyeleweng seperti fai’ adalah barang yang dapat diambil melalui merampok bank 
yang bukan haknya secara sah, tetapi justru dijadikan suatu ilmu yang kemudian 
diamalkan  secara benar dan baik. Serta juga sebagai pengingat bagi pemimpin agar 
tetap memperhatikan pembagian harta dari fai’ tersebut dengan pembagian yang 
adil.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an adalah kalam Ilahi yang diterima oleh Rasulullah saw. dari 

Tuhannya. Dan kaum muslimin mempelajari dan mentadabburi al-Qur’an langsung 

dari rasul-Nya. Al-Qur’an inilah merupakan kitab suci umat Islam. Di dalam kitab 

tersebut berhimpun semua agama langit, menuntun kehidupan umat manusia, supaya 

hidup bahagia dunia akhirat.
1
 Pun al-Qur’an datang untuk mengatur segala aspek 

kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Mulai dari 

bekerja, makan, belajar, berkeluarga hingga masalah ekonomi. Jadi al-Qur’an adalah 

petunjuk-Nya yang bila dipelajari akan membantu kita menemukan nilai-nilai yang 

dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian berbagai problem hidup. Apabila 

dihayati dan diamalkan akan menjadikan pikiran, rasa, dan karsa kita mengarah 

kepada realitas keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup 

pribadi dan masyarakat
2
 dan membacanya mendapatkan ganjaran pahala atas apa 

yang dilantunkan huruf ke huruf lainnya. Al-Qur’an diturunkan Allah kepada Nabi 

Muhammad saw. melalui malaikat Jibril sebagaimana firman-Nya
3
 dalam QS al-

Syu’ara >’/26: 193-195: 

 ًً ًًًًًً ً   ًً ًًًً  ًًًًًًً

Terjemahnya: 

Ia (al-Qur’an) dibawa turun oleh ru>h al-ami>n (Jibril). (Diturunkan) ke dalam 
hatimu (Nabi Muhammad saw.) agar engkau menjadi salah seorang pemberi 
peringatan. (Diturunkan) dengan bahasa Arab yang jelas.

4
 

Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan semakin maju. Namun 

kemukjizatan al-Qur’an tetap utuh, tidak termakan oleh waktu sampai hari kiamat. 

                                                             

1
Ibrahim al-Abyadi, Tari>kh al-Qur’an, terj. Halimuddin, Sejarah al-Qur’an, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1991), h. 29. 

2
M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat, 

(Cet. XIV; Bandung: Mizan, 2003), h. 13 

3
Basri Mahmud, Ulumul Qur’an: Media-Media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur’an, (Cet. I; 

Makassar: Gunadarma Ilmu, 2013), h. 13 

4
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 538. 
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Bahkan al-Qur’an juga mempunyai disiplin ilmu tertentu. Ulu>mu al-Qur’a>n atau di 

kenal dengan ilmu-ilmu al-Qur’an adalah ilmu-ilmu atau sejumlah pengetahuan 

tentang atau berkaitan dengan al-Qur’an baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama 

Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah semua kajian tentang al-Qur’an 

seperti nuzu>lu al-Qur’a >n, tarti>b/urutan surah dan ayat, qira>’at, nasi>kh mansu>kh, i’ja >z 

dan sebagainya.
5
 

Al-Qur’an mempunyai sekian banyak fungsi. Di antaranya adalah menjadi 

bukti kebenaran Nabi Muhammad saw.. Paling tidak ada tiga aspek
6
 dalam al-

Qur’an yang dapat menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad saw., sekaligus 

menjadi bukti bahwa seluruh informasi atau petunjuk yang disampaikannya adalah 

benar-benar sumber dari Allah swt. ketiga aspek tersebut akan lebih meyakinkan 

lagi, bila diketahui bahwa Nabi Muhammad saw. bukanlah seorang yang pandai 

membaca dan menulis.
7
 

Pada zaman nabi, tantangan dan persoalan yang muncul tidaklah sederhana, 

baik dari tantangan internal kalangan Arab maupun dari kalangan dua kerajaan super 

power saat itu, yaitu kekaisaran Persia dan imperium Romawi. Melalui proses yang 

panjang dan bersandar pada tuntutan Allah swt. (melalui al-Qur’an), Nabi 

Muhammad saw. mampu merespons dan mencari solusi cerdas dan tepat dari 

berbagai persoalan yang dihadapinya. Selebihnya, Nabi Muhammad saw. pun 

berhasil meletakkan dasar-dasar ajaran dan peradaban Islam yang integral dan 

                                                             

5
M. Rusydi Khalid, Mengkaji Ilmu-Ilmu Al-Qur’an, (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2011), h. 1 

6
Ketiga aspek yang dimaksud adalah pertama, aspek keindahan dan ketelitian redaksi-

redaksinya. Tidah mudah untuk menguraikan hal ini, khususnya bagi kita yang tidak memahami dan 

memiliki ‚rasa bahasa‛ Arab – karena keindahan diperoleh melalui ‚perasaan‛, bukan melalui nalar. 

Kedua, adalah pemberitaan-pemberitaan gaibnya. Dan ketiga, isyarat-isyarat ilmiahnya. Lihat di M. 

Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat 

(Cet. XXVIII; Bandung: Mizan, 1994), h. 29-32. 

7
M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, h. 29 
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komprehensif. Keberhasilan inilah yang kemudian menjadi basic (fundamental) bagi 

keberhasilan umat Islam selanjutnya.
8
 

Tantangan yang termasuk paling berkesan dari Nabi Muhammad saw. yaitu 

termasuk adanya peperangan. Baik peperangan dikarenakan merebut kehormatan, 

peperangan dikarenakan merebut kota Mekah, dan sebagainya. Peperangan dalam 

Islam tidak pernah didasari oleh keinginan berkuasa disuatu wilayah tanpa ada 

toleran terhadap warga kota tersebut. Justru Rasulullah saw. mempunyai alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan dengan rasa keadilan yang universal. Nabi 

Muhammad saw. mengikuti langsung perjalanan perang sebanyak dua puluh tujuh 

kali, sembilan diantaranya benar-benar terjadi peperangan sementara sisanya tidak 

sampai terjadi kontak fisik.
9
 

Dalam peperangan tentu ada kalah dan menang. Istilah zaman sekarang ada 

pemenang dan ada pecundang. Terkait dengan berperang, bagi yang kalah ataupun 

bahkan menyerah biasanya meninggalkan harta yag berupa kuda tunggangan, 

pedang, panah, baju perang, hingga perhiasan. Inilah yang disebut dengan harta 

rampasan dalam peperangan.  

Rampasan perang umumnya ada 2 macam yaitu gani>mah dan fai’. Gani>mah 

yaitu harta yang didapat dari suatu peperangan yang terjadi. Sedangkan fai’ yaitu 

harta yang didapat dikarenakan musuh-musuh Islam menyerah sebelum terjadinya 

peperangan. Bahkan tidak perlu menunggangi kuda atau unta untuk 

mendapatkannya. Ada rasa takut dan menyerah dari musuh-musuh karena yang 

dilawan adalah Rasulullah saw. yang di utus oleh Allah swt.. Ini menandakan setiap 

rasul mempunyai mukjizat, yaitu atas izin Allah swt., pada diri Nabi Muhammad 

saw., Allah swt. memberikan kelebihan didalamnya, tanpa bersifat angkuh, justru 

                                                             

8
Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, Metode Tafsir al-Qur’an: Strukturalisme, 

Semantik, Semiotik, & Hermeneutik (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 5 

9
Abdul Ghofur Maimoen, ‚Peperangan Nabi Muhammad saw. dan Ayat-Ayat Qita>l‛, Jurnal 

Studi al-Qur’an 1, no. 1 (2015): h. 4. 
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membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh nabi, sekaligus ditujukan untuk 

meyakinkan orang-orang yang ragu.
10

 

Terkait fai’, yang berarti menyinggung tentang ekonomi. Ekonomi bisa 

berasal dari hasil cocok tanam, infaq, sedekah para kaum muslimin, perniagaan,
11

 

hingga rampasan perang. Adapun harta, merupakan kebutuhan manusia dalam hidup 

di dunia ini. Siapa yang memperolehnya dengan susah payah serta secara benar dan 

halal, maka itulah harta yang baik.
12

 Terkait dengan harta rampasan perang awalnya 

pada zaman sebelum Islam datang, harta rampasan perang itu dibakar, tetapi setelah 

Islam datang, Allah telah menghalalkan rampasan perang kepada para jihad dengan 

pembagian tetap pada aturan agama. Adapun pembagian tentang harta rampasan 

dalam hal ini fai’ ialah terdapat dalam QS al-H{asyr/59: 6-7, yang berbunyi: 

 ً  ًًً  ً   ً ً   ً ًً ً ً ً ًً ً ً

ًً  ًً ًًًً ًً ً ً ً  ًًً  ًً ً ًً

   ً ً   ً   ً   ً ً ًًً ًًً  ً ًً

 ً  ً  ً  ً ً  ًً  ًً  ًًً ًً ً  ًًً

Terjemahnya: 

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah 
swt. kepada rasul-Nya dari mereka, tidak (perlu) kamu memacu kuda atau unta 
(untuk mendapatkannya). Akan tetapi, Allah swt. memberikan kekuasaan 
kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Allah swt. 
Mahakuasa atas segala sesuatu. Apa saja (harta yang diperoleh tanpa 
peperangan) yang dianugerahkan Allah swt. kepada rasul-Nya dari penduduk 
beberapa negeri adalah untuk Allah swt., Rasulullah saw., kerabat (Rasulullah 
saw.), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) 
agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 
kamu. apa yang diberikan Rasulullah saw. kepadamu terimalah. Apa yang 
dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah swt. 
Sesungguhnya Allah swt. sangat keras hukuman-Nya.

13
 

                                                             

10
M. Amir Nurdin, dan Afifi Fauzi Abbas, Sejarah Pemikiran Islam, Ed. I, (Cet. 4; Jakarta: 

Amzah, 2016), h. 280 

11
Akhmad Muzakki, Stalistika Al-Qur'an, Gaya Bahasa al-Qur'an Dalam Konteks 

Komunikasi (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 129 

12
M. Quraish Shihab, Dia Di Mana-Mana, Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena (Cet. 

XIV; Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 390. 

13
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 806. 
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Fai’ awalnya hanya diberikan kepada Nabi Muhammad saw. yang kemudian 

beliau sendiri yang membagi harta itu kepada para istrinya sebagai nafkah selama 

setahun, dan dibagikan pula kepada kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang 

miskin, dan ibnu sabil. Namun, setelah nabi wafat, pembagian harta ini tetap 

diteruskan oleh para pemimpin negara sesuai dengan peraturan baik yang 

diijtihadkan oleh ulama yang merujuk pada al-Qur’an dan Sunnah maupun undang-

undang perekonomian yang berlaku. 

Memahami al-Qur’an tidak hanya melihat pada konteks ayatnya saja. Sering 

terjadi kerancuan pemahaman jika hanya memahami pendapat satu ulama saja tanpa 

mau ikut pada pendapat ulama lainnya. Sehingga muncul beberapa kelompok yang 

anti terhadap suatu sistem pemerintah jika tidak sepaham dan sejalan sesuai apa 

yang menurutnya dianggap benar. Sebagai contoh permasalahan yang masih 

berbekas di Indonesia adalah adanya kalangan gerakan-gerakan Islam radikal
14

 dan 

menyebarkan pemikiran tentang fai’ dan dimodifikasi menjadi satu energi untuk 

‘mencari dana’ sambil dimaksudkan untuk memutuskan mata rantai ekonomi 

pemerintah dengan melakukan teror, penculikan, pembunuhan, huru-hara dan 

berbagai sabotase lainnya, yang diistilahkan dengan ‚ightiyalat‛.15
 Sehingga 

Indonesia menjadi tempat lahan subur dan strategis bagi lahirnya embrio gerakan-

gerakan radikal dan cenderung ekstrem. 

Sasaran empuk dari pengrekrutan umtuk menjadi pengikut dan pendukung 

gerakan radikalisme Islam adalah anak-anak muda yang masih dangkal pemahaman 

                                                             

14
Sejarah ini dikenal dengan pemberontakan, yang dilakukan Kartosuwiryo dengan para 

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di awal-awal kemerdekaan karena ketidak sepahamnya 

dalam perdebatan konstituante dengan Sukarno untuk merumuskan dasar-dasar negara. Awal dari 

permasalahan ini adalah Panitia Sembilan menyepakati Piagam Jakarta yang menjamin berlakunya 

syariat Islam bagi umat Islam dengan rumusan ‚Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat 

Islam bagi pemeluknya‛ dalam UUD 1945. Kemudian baru sehari merdeka, kesepakatan tersebut 

dilanggar. Seorang tokoh Kristen dari Idonesia Timur mengancam akan keluar dari NKRI. Melalui 

seorang perwira Jepang, tokoh itu menekan Soeharto dan Hattaagar menghapus kewajiban 

menjalankan syariat Islam dari Konstitusi. Inilah benih separatis pertama dalam sejarah Indonesia. 

Lihat di Khairul Ghazali, Aksi Perampokan Bukan Fa>’i; Kamp Militer Jantho Aceh, Perampokan 

Bank CIMB Medan, Penyerangan Polsek Hamparan Perak dan Pertempuran Serdang Begadai. Al-

Qaeda di belakangnya? (Cet. II; Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2011), h. 43. 

15Ightiyalat adalah operasi rahasia secara militer yang dilaksanakan Rasulullah saw. untuk 

mendeteksi kekuatan dan kelemahan musuh dan melancarkan serangan secara mendadak. 
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agamanya sehingga mudah dimasuki dengan doktrin-doktrin jihad. Dengan dalih 

jihad, anak muda yang masih awam tentang Islam menjadi tertarik dan semangat 

menegakkan agama, bahkan rela syahi>d (mati syahid) karena mendengar ceramah-

ceramah dan doktrin-doktrin yang menyesatkan tersebut.
16

 

Ironisnya, dominan pengaruh pemikiran-pemikiran aktivis yang cukup 

mencuci otak di negeri ini, telah memunculkan ide untuk menjadikan fai’ sebagai 

skala prioritas untuk mengumpulkan modal, baik untuk membeli senjata maupun 

kebutuhan logistik lainnya. Padahal pemahaman tentang fai’ tersebut perlu untuk 

dijelaskan lebih lanjut, butuh penanganan serius untuk menindaklanjuti adanya 

kelompok tersebut dan melakukan pencerahan, khusus pada pemahaman atas nama 

jihad yang menghubungkan atas nama fai’ tersebut. Maka berangkat dari latar 

belakang inilah, penulis mencoba untuk mengambil sebuah penelitian yang berkaitan 

dengan fai’ dalam al-Qur’an (kajian tafsi>r tah}li>li> terhadap QS al-H{asyr/59: 6-7).  

B. Rumusan Masalah 

Dari beberapa uraian yang disampaikan dilatar belakang oleh penulis, maka 

penulis menyusun pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini agar 

dapat terarah dengan baik, yaitu: 

1. Bagaimana hakikat fai’ dalam QS al-H{asyr/59: 6-7? 

2. Bagaimana bentuk fai’ dalam QS al-H{asyr/59: 6-7? 

3. Bagaimana urgensi fai’ dalam QS al-H{asyr/59: 6-7? 

C. Pengertian Judul 

Tulisan ini berjudul ‛Fai’ dalam al-Qur’an (Kajian Tafsi>r Tah}li>li> terhadap QS 

al-H{asyr/59: 6-7)‛. Dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami isi dari 

judul skripsi ini, maka perlu penulis menjelaskan tentang apa yang menjadi fokus 

                                                             

16
Misal melalui proses isytisyahadiyah (bom bunuh diri), dengan menjanjikan ganjarannya 

yaitu untuk ‚menjadi pengantin‛ bersama bidadari di Surga, karena keyakinan ini, termasuk jalan 

terbaik untuk menghidupkan faridhoh jihad (kewajiban berjihad) di tengah-tengah umat yang 

tujuannya adalah untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kehinaan dan menegakkan syariat Islam 

melalui sistem yang disebut Daulah Islamiyah (Negara Islam). Lihat di Khairul Ghazali, Aksi 

Perampokan Bukan Fai’; Kamp Militer Jantho Aceh, Perampokan Bank CIMB Medan, Penyerangan 

Polsek Hamparan Perak dan Pertempuran Serdang Begadai. Al-Qaeda di belakangnya?, h. 45. 
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penelitian berkaitan dari judul skripsi ini. Secara garis besar, penulis mengurai 

menjadi 4 istilah, yaitu; fai’, al-Qur’an, tafsir dan tah}li>li>. 

1. Fai’ 

Fai’ (فيَْء) atau Fa>’a (ََفَاء) berasal dari kata bahasa Arab, yaitu faya’a (ََفَيَأ) yang 

berarti ‘kembali (رَجَع)’.
17

 Maksud dari kembali ialah harta benda yang berada dibawah 

kekuasaan orang-orang kafir itu pada hakikatnya adalah harta milik orang yang beriman. 

Pemilikan oleh orang-orang kafir itu adalah pemilikan secara tidak sah. Setelah mereka 

dikalahkan, dan harta-harta mereka itu dikuasai oleh orang-orang yang beriman, berarti 

Allah telah mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Fa>’i yaitu harta rampasan 

perang atau upeti, yaitu harta yang didapat dari orang yang tidak beragama Islam 

dengan jalan damai (tidak berperang), pajak, bea, harta orang murtad, hadiah, dan 

lain-lain.
18

 Adapun pembagian fai’ terdapat pada QS al-H{asyr/59, ayat 7. 

Dalam kitab al-mu’jam al-mufahras lialfa>dzi al-Qur’a>n al-Kari>m, karangan 

Muhammad Fua>d Abdul Ba>qi> menjelaskan bahwa kata fa>’i (أفاء ) terdapat 3 kata 

dalam al-Qur’an, yaitu terdapat dalam QS al-Ahzab/33: 50, QS al-H{asyr/59: 6, dan 

di surah yang sama, QS al-H{asyr/59: 7.
19

 Semuanya membahas tentang apa yang 

diperoleh dalam peperangan, yang membedakan adalah pada QS al-Ahzab/33: 50, 

membahas tentang perempuan yang jadi tawanan, bahwa hal tersebut dapat dimiliki 

oleh Nabi Muhammad saw. untuk dijadikan sebagai sahaya perempuan atau 

dijadikan sebagai istri. Sedangkan QS al-H{asyr/59: 6-7 membahas secara 

keseluruhan harta rampasan dalam hal ini fai’  yang diperoleh dari orang-orang kafir 

yang diberikan khusus kepada Nabi Muhammad saw. kemudian beliau sendiri yang 

mengatur pembagiannya. 

                                                             

17
M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid I, (Cet. I; Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), h. 200. Lihat juga Al-Imam Al-‘Alla>mah Jama>luddi>n Abi> Al-Fad}l Muhammad 

bin Makram bin Manz}u>r Al-Ans}o>ri> Al-Ifri>qi> Al-Mis}ri>, Lisa>nu Al-‘Arab (Cet. I; Lebanon: Da>r Al-

Kotob Al-Ilmiah: 2003), h. 153 

18
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam) (Cet. LXXXVI; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2018), h. 464. 

19
Muhammad Fua>d Abdul Ba>qi>, al-mu’jam al-mufahras li alfa>dzi al-Qur’a>n al-Kari>m, 

(Bandung: Di>fu>ni>gu>ru>, t.th.), h. 671. 
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2. Al-Qur’an 

Al-Qur’an ialah kitab suci yang diwahyukan Allah swt. kepada Nabi 

Muhammad saw. sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia dalam hidup dan 

kehidupannya.
20

 Secara bahasa yakni qara’a (  قرأ) artinya menyatukan dan 

menggabungkan. Al-Qira>’ah (القراءة) yang bermakna menggabungkan huruf-huruf dan 

kata-kata satu sama lain saat membaca. Al-Qur’an (القرأ ن) pada dasarnya sama seperti 

kata al-qira>’ah (القراءة), bentuk mas}dar dari kata qara’a-qira>’atan-qur’a>nan (  -قراءة -قرأ  

21.(قرأ نا
 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Qiya>mah/75: 17-18, sebagai berikut: 

 َ  َ َ  ََََ  َ َ َ  َََََ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan (dalam hatimu) dan 
membacanya. Maka, apabila Kami telah selesai membacakannya, ikutilah 
bacaannya itu.

22
 

Sebagian ulama berpendapat bahwa kata al-Qur’an menurut asal katanya 

tidak menggunakan hamzah, karena kata al-Qur’an dibuat sebagai nama untuk 

kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., bukan berasal dari kata 

qara’a. Atau kemungkinan berasal dari kata qarana al-syai’a bi al-syai’i, yang berarti 

‘menggabungkan sesuatu dengan sesuatu’. Atau berasal dari kata qara>’in, yang huruf 

nu>n (ن) dianggap huruf asli. Tapi pendapat ini lemah,
23

 dan pendapat pertama itulah 

yang kuat. Selanjutnya adapun secara istilah, ulama mendefinisikan al-Qur’an 

sebagai kalam Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dan 

membacanya merupakan bentuk ibadah.
24

 

                                                             

20
Ilham Hamid, Materi Kuliah al-Islam (Cet. II; t.t: al-Ma’arif, t.th), h. 110. 

21
Manna’ al-Qat}t}an, Maba>his} Fi> Ulu>mi al-Qur’a>n, terj. Umar Mujtahid, Dasar-dasar Ilmu al-

Qur’an, (Cet. IV; Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019), h. 32 

22
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 860. 

23
Manna’ al-Qat}t}an, Maba>his} Fi> Ulu>mi al-Qur’a>n, terj. Umar Mujtahid, Dasar-dasar Ilmu al-

Qur’an, h. 33. 

24
Manna’ al-Qat}t}an, Maba>his} Fi> Ulu>mi al-Qur’a>n, terj. Umar Mujtahid, Dasar-dasar Ilmu al-

Qur’an, h. 34. 
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Jadi al-Qur’an yang dimaksud di sini adalah firman-firman Allah swt. yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril guna menjadi 

peringatan, petunjuk, tuntunan, dan hukum dalam kehidupan umat manusia menuju 

kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
25

 

3. Tafsir 

Tafsir secara bahasa berasal dari kata al-fasru yaitu menyingkap sesuatu yang 

tertutup
26

 atau menjelaskan sesuatu makna dan membuka hijab yang menutupinya. 

Secara istilah terdapat banyak mufassir yang mendefinisikan, antara lain: 

Al-Zarkasyi memandang tafsir sebagai sebuah alat. Beliau mengemukakan: 

كَىَ َبًوً َعًلٍمهَيػُّبٍحىثي َىيوى فػٍرىدًيىةيَكىالتػَّركًٍيٍبًيَّةيَكىمىعىانيًػٍهىَالتػَّفٍسًيػٍري اَالًٍْ تػيهىاَكىأىحٍكىاميهى اَيٍفًيىةيَالنُّطٍقًَبِىًلٍفًاظًَالٍقيرٍآفًَكىمىدٍليوٍلَى
. الًكى َلًذى َكىتػىتىمَّاتي  الَّتًَِتَىٍمًليَعىلىيػٍهىاَحىالىةيَالتػَّركًٍيٍبي

Artinya: 

Tafsir adalah pengetahuan untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad saw., dengan menjelaskan makna-maknanya, 
mengeluarkan/menggali hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya.

27
 

Berbeda dengan al-Zarqa>ni>, beliau menganggap tafsir bagian dari ilmu 

pengetahuan untuk menjelaskan isi al-Qur’an. Ia mengemukakan bahwa ‚tafsir 

adalah ilmu yang didalamnya dibahas petunjuk-petunjuk al-Qur’an yang 

dimaksudkan Allah swt. dan diperoleh berdasarkan kemampuan manusia‛.
28

 Jadi dari 

pengertian beberapa ahli tafsir, dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah suatu 

kegiatan secara ilmiah yang dilakukan untuk menelusuri lebih dalam tentang 

pengertian yang terkandung dalam al-Qur’an. 

4. Tah}li>li> 

Tah}li>li> adalah salah satu metode yang dipakai untuk meneliti menafsirkan al-

Qur’an. Tah}li>li> berarti suatu metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan 

                                                             

25
Mardan, al-Qur’an Sebuah Pengantar (Cet. X; Jakarta: Madzhab Ciputat, 2015), h. 22. 

26
Al-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsamain, Kaidah Menafsirkan al-Qur’an (Cet. II; 

Kartasura: Pustaka ar-Rayyan, 2012), h. 71. 

27
Mardan, Al-Qur’an Sebuah Pengantar (cet. X; Jakarta: Madzhab Ciputat, 2015), h. 304. 

28
Mardan, Al-Qur’an Sebuah Pengantar, h. 305. 
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kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai seginya dengan memperhatikan 

runtutan ayat-ayat al-Qur’an sebagaimana tercantum di dalam mushaf.
29

 

Tafsi>r tahli>li> dapat menggunakan pendekatan tafsi>r bi al-ma’s\ur yang berarti 

menafsirkan al-Qur’an dengan hadis nabi, perkataan sahabat, perkataan tabi’in 

maupun pendapat ulama yang dikuatkan oleh rasio. Ada juga menggunakan 

pendekatan tafsi>r bi al-ra’yi yang berarti menjelaskan arti yang dikehendaki, yang 

didasari oleh akal sesuai dengan syari’at Islam. 

Pada penelitian ini, penulis hanya berfokus pada fai’ yang terdapat pada QS 

al-H{asyr/59: 6-7 dengan menggunakan metode tah}li>li>. Jadi adapun yang terdapat 

ayat lain disebutkan pada isi skripsi ini adalah semata ayat penjelas atau pendukung 

atas ayat yang peneliti bahas. 

D. Kajian Pustaka 

Suatu penelitian pasti sebelumnya telah ada yang meneliti. Jarang bahkan 

hampir penelitian ditemukan yang baru. Penelitian sebelumnya adalah suatu kajian 

awal yang kemudian dikaji oleh peneliti selanjutnya guna untuk memperluas 

khazanah keilmuwan dari penelitian tersebut.  

Dari hasil pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa karya ilmiah 

yang terkait dengan judul ini, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, buku yang dikarang oleh Khairul Ghazali dalam judul buku ‚Aksi 

Perampokan Bukan Fa’i". Didalamnya membahas tentang pemahaman dalil fai’ 

yang ternyata masih ada paham yang melenceng dari tujuan utama syari’at Islam. 

Masih ada yang mengistilahkan pemahaman Islam dalam hal ini fai’, yang disalah 

artikan menjadi perampokan, pencurian, perampasan, penipuan, dan pemerasan, atau 

apa saja modus dan sebutan dalam rangka mengambil harta benda milik orang lain 

atau milik keluarganya sendiri untuk pendanaan kelompoknya atau keyakinan yang 

diperjuangkannya. Sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan tentang fai’ sesuai 

                                                             

29
Abd. Muin Salim, Dkk., Metode Penelitian Tafsir Maud }u’i,  (Makassar: Pustaka Al-Zikra, 

2011), h. 38. Bandingkan Muhammad Irham, Tafsir Gara>’ib al-Qur’a>n wa Raga>’ib al-Furqa>n Karya 

al-Naisa>bu>ri>: Sebuah Kajian Metodologis, (Cet. I; Makassar: Lepermi, 2017), h. 26-29. 
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dalam QS al-H{asyr/59: 6-7, yang kemudian berusaha mengupas makna didalamnya 

sesuai pemahaman penafsiran para mufassir menggunakan metode tah}li>li>, sehingga 

terhindar dari pemahaman yang menyesatkan. 

Kedua, skripsi yang berjudul ‚Harta dalam al-Qur’an: Studi Penafsiran QS 

al-Humazah menurut Mutawalli> al-Sya’ra>wi>‛ yang ditulis oleh Aliyyul Adzhiim, 

Progam Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Beliau membahas tentang harta 

secara umum dan menyinggung fai’ sebagai bentuk persamaan kata harta yang 

disinggung dalam al-Qur’an. Sedangkan penulis membahas tentang fai’, yaitu harta 

yang secara khusus menjelaskan barang rampasan pada QS al-H{asyr/59: 6-7 dengan 

metode tafsi>r tah}li>li>. 

Ketiga,  jurnal yang berjudul ‚Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam 

(Baitu al-Ma>l Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam)‛ yang ditulis oleh 

Sulaeman Jajuli. Yang mana pada artikel ini penulis membahas tentang fai’ sebagai 

sumber utama pemasukan Baitu al-Ma>l. Sedangkan penulis membahas tentang fai’ 

sebagai pembahasan utama yang terdapat pada QS al-H{asyr/59: 6-7 serta 

mengaitkannya tentang tafsir ayat secara sistematis dengan menggunakan metode 

tafsir tah}li>li>. 

Keempat, jurnal yang berjudul ‚Kebijakan Ekonomi ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b 

ra.‛ yang ditulis oleh Ali Ridlo, merupakan mahasiswa Pascasarjana Program Studi 

Hukum Islam (Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah) UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2013. Artikel ini menjelaskan fai’ sebagai Devisa Negara pada 

masa jabatan Khalifah ‘Umar bin al-Khat}t}a>b ra., beliau mengatur segala aspek 

pemasukan negara yang dipimpinnya dengan sangat teliti. Sedangkan penulis 

membahas tentang fai’ dengan mencoba menggali lebih dalam makna tersebut dan 

mengaitkannya dengan masa sekarang, dengan fokus pada QS al-H{asyr/59: 6-7 dan 

menafsirkan ayat tersebut menggunakan metode tafsi>r tah}li>li>. 

Kelima, jurnal yang berjudul ‚Baitu al-Ma>l Pada Masa Rasulullah saw. dan 

Khulafa>ur Al-Ra>syidi>n‛ yang ditulis oleh Moh. Ahyar Maarif, dosen Prodi 
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Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu Keislaman Zainul 

Hasan Genggong Kraksaan tahun 2019. Artikel membahas tentang keadaan 

keuangan pada Baitu al-Ma>l mulai dari masa kepemimpinan Rasulullah saw. hingga 

Khulafa>’u Al-Ra>syidi>n, dan menyinggungg tentang fai’, yaitu sebagai sumber dana 

yang pasti untuk tujuan dapat memberikan hak kepada fakir miskin secara teratur. 

Sedangkan berbeda dengan penelitian ini, penulis mencoba mengupas tuntas tentang 

fai’ dan menjelaskan tafsir ayatnya khusus pada QS al-H{asyr/59: 6-7 dengan metode 

tafsi>r tah}li>li>. 

Berdasarkan beberapa buku dan artikel yang terkait dengan judul skripsi ini, 

penulis tidak menemukan adanya skripsi, jurnal ataupun literatur lain yang 

membahas tentang harta fai’ sesuai dengan judul skripsi ini yaitu ‛fai’ dalam al-

Qur’an (kajian tafsi>r tah}li>li> terhadap QS al-H{asyr/59: 6-7)‛. Maka berangkat dari 

sebuah ide pemikiran ini, penulis merasa perlu membuat skripsi sebagai penelitian 

ilmiah terkait hal tersebut. 

E. Metodologi Penelitian 

Perlu diketahui bahwa sebelum peneliti meneliti, sudah tentu mempunyai 

metode atau strategi dalam melakukan penelitian. Dalam kaitan ini, metode 

penelitian tafsir ialah suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk 

menelusuri kembali berbagai penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang pernah diberikan 

oleh ulama atau untuk mendapatkan penafsiran baru yang cocok dengan 

perkembangan zaman, tidak keluar dari yang dimaksudkan Allah dalam ayat-ayat al-

Qur’an.
30

 Maka penulis perlu menjelaskan metode dari judul ‛fai’ dalam al-Qur’an 

(kajian tafsi>r tah}li>li> terhadap QS al-H{asyr/59: 6-7)‛ ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Sebelum mengadakan penelitian, seorang peneliti harus benar-benar 

memahami jenis penelitian apa yang akan dilakukan.
31

 Jenis penelitian yang 

                                                             

30
Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir, (Cet. I; 

Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2016), h. 14 

31
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Penelitian Metodologi Penelitian Penelitian Bagi Peneliti 

Pemula, (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 123 
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digunakan penulis dalam meneliti ini yaitu penelitian kualitatif berupa berupa 

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kualitatif berupaya menekankan 

proses berpikir secara deduktif dan induktif, selalu menggunaka n logika ilmiah, juga 

mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.
32

 

2. Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai peneliti adalah tidak lain hanya pada ayat 

suci al-Qur’an, yang membahas terkait dengan fai’ terdapat dalam QS al-H{asyr/59: 

6-7 dan juga penulis menggunakan beberapa pendekatan yang cukup memudahkan 

peneliti untuk mengkaji hal  ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Pendekatan Tafsir. Pendekatan tafsir ini peneliti gunakan karena kajian ini 

memang berfokus pada ayat al-Qur’an yang sangat jelas membutuhkan tafsir ayat 

dan ilmu tafsir lainnya agar menjadi relevan. Pendekatan dengan metode tafsir 

sendiri berupaya untuk menemukan dan mengembangkan teori atau kaidah yang 

dapat digunakan dalam pengembangan ilmu tafsir tersebut.
33

 

b. Pendekatan Historis. Sudah tentu dibalik ayat al-Qur’an yang menjelaskan 

tentang harta, pasti mempunyai kisah tersendiri. Begitu juga dengan fai’ ini, jelas 

memiliki asba>bu al-nuzul yang berkaitan dengan peperangan yang tak terjadi 

karena adanya Kuasa Allah swt.. Maka perlunya pendekatan historis yang 

menjelaskan hal tersebut. 

c. Pendekatan Sosio-Ekonomi. Yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari hidup 

bersama dalam masyarakat.
34

 Sosiologi yang dimaksud seperti nilai-nilai 

universal al-Qur’an sejalan dengan situasi dan kondisi suatu masyarakat dimana 

al-Qur’an ditafsirkan. Hal ini dianjurkan supaya dapat dipahami oleh umatnya 

secara cerdas agar senantiasa relevan dengan kondisi sosial umat manusia itu 

                                                             

32
Deni Damayanti, Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku Kuliah Esai, Jurnal, Skripsi, 

Tesis, dan Karya Ilmiah Populer, (Cet. I; Yogyakarta: Araska, 2016), h. 44 

33
Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir, h. 55 

34
Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Cet. I; Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 18. 
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sendiri.
35

 Adapun dilihat dari aspek ekonomi, yaitu pembagian dari fai’ tersebut 

kepada nabi, bala tentara, dan hal yang berkaitan dengan menyerahnya musuh 

sebelum peperangan tersebut yang diatur seadil-adilnya. Jadi dengan sosio-

ekonomi ini, dengan memperhatikan beberapa rujukan kitab tafsir, diharapkan 

dapat dipahami pembagian yang adil kepada masyarakat yang membutuhkan. 

3. Pengumpulan Data dan Sumber Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu metode penting untuk dilakukan 

sebagai penelitian ilmiah yang baku. Dengan merumuskan data yang diperlukan 

secara valid, maka penelitian akan mendapatkan hasil secara objektif.
36

 Maka dari 

itu, penulis merumuskan metodenya dengan menggunakan metode pengumpulan 

data pustaka (library research). Pengambilan data pustaka seperti kitab, buku 

bacaan, jurnal-jurnal, dan beberapa skripsi yang kami ambil sebagai pendukung yang 

tentunya ada keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini. 

Sumber data yang diambil dari penelitian ini yaitu terdapat dua sumber, 

yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dengan membagikan sumber primer 

yaitu al-Qur’an dan Kitab Tafsir itu sendiri, seperti kitab tafsir Jami’u al-Ahkam 

karya Imam al-Qurt}ubi, Tafsir al-Muni>r karya Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Misbah 

karya M. Quraish Shihab Tafsir al-Azhar karya Hamka, dan kitab tafsir lainnya. Dan 

sumber sekunder yang peneliti pakai adalah buku, jurnal, dan artikel-artikel yang 

terkait dengan fai’ baik secara umum, maupun secara khusus pada penelitian ini. 

4. Pengolahan dan Analisis Data 

 Penulis mengemukakan metode pengolahan dan analisis data sebagai acuan 

untuk penelitian yang jelas dan akurat sesuai sumber data yang di dapat. Dalam hal 

ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai metode pengolahan data, yaitu 

metode yang berfungsi untuk menganalisis tafsir ayat QS al-H{asyr/59: 6-7 tersebut. 

Untuk lebih detailnya, penulis membuat langkah-langkahnya sebagai berikut: 

                                                             

35
Umar Shihab, Kapita Selekta Mozaik Islam: Ijtihad, Tafsir, dan Isu-Isu Kontemporer, (Cet. 

I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), h. 55. 

36
Muhammad Alfatih Suryadilaga, dkk., Metodologi Ilmu Tafsir (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 

2005), h. 171-172. 
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a. Pengolahan Data 

Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu langkah yang digunakan dalam 

mengolah data adalah penafsiran metode tah}li>li>, adapun pola penafsirannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyebutkan teks ayat QS al-H{asyr/59: 6-7 sebagai pokok pembahasan. 

2. Menganalisis mufra>dat (kosa kata). 

3. Menerangkan hubungan (muna>sabah) ayat, baik antara ayat sebelumnya 

maupun setelahnya. 

4. Memaparkan kandungan ayat dan aneka penafsiran dari berbagai kita-kitab 

tafsir seperti tafsir Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab Tafsir al-Azhar 

karya Hamka, Jami’u al-Ahkam karya Imam al-Qurt}ubi, dan kitab tafsir 

lainnya sesuai dengan tertib mushaf. Dan tentunya dengan analisis tafsir 

tahlili, yang mana terdapat dua corak, yaitu tafsi>r bi al-ma’s\ur yang mana 

berdasarkan riwayat dari para mufasir. Metode tafsir ini berpedoman pada 

as\ar-as\ar terkait makna suatu ayat, baru setelah itu disebutkan. Tidak 

berijtihad untuk menjelaskan makna ayat tanpa landasan dalil, dan 

menghindari hal-hal yang tidak membawa manfaat untuk diketahui. Dan 

kami memakai corak ini. Sebaliknya,  corak tafsi>r bi al-ra’yi adalah tafsir 

dimana mufassir berpedoman pada pemahaman pribadi dan kesimpulan yang 

murni berdasarkan rasio, untuk menjelaskan makna ayat al-Qur’an.
37

 

5. Memperhatikan kisah-kisah perjuangan dan tantangan yang  dihadapi oleh 

Nabi Muhammad saw. terkait dengan QS al-H{asyr/59: 6-7 yang diperoleh 

dari berbagai sumber. 

6. Memberikan kesimpulan mengenai ayat yang dikaji. 

b. Analisis Data 

Metode analisis data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah 

                                                             

37
Manna’ Al-Qat}t}a>n, Maba>his} Fi> Ulu>mi al-Qur’a>n, terj. Umar Mujtahid, Dasar-dasar Ilmu al-

Qur’an, h. 536. 
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1. Interpretasi tekstual, yaitu metode penafsiran yang menitikberatkan pada 

makna teks secara harfiah (literal). 

2. Interpretasi linguistik, yaitu berupa tafsir lugawi> untuk memahami makna 

bahasa dalam ayat al-Qur’an dengan merujuk pada kitab tafsir. 

3. Interpretasi sistemis, yaitu penyajian makna suatu ayat yang dikaitkan 

dengan ayat-ayat lain secara sistematis baik dalam surah maupun surah yang 

lain. 

4. Interpretasi sosio-ekonomi. Sama dengan penjelasan sub pendekatan 

sebelumnya, yaitu dengan menganalisis data yang diambil dari kitab tafsir 

kemudian mengaitkan dengan hubungan masyarakat dan pembagian fai’ 

tersebut. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Dengan berdasar pada ulasan di atas, maka penulis menguraikan tujuan dan 

kegunaan penelitian, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hakikat fai’ dalam QS al-H{asyr/59: 6-7 

2. Untuk mengetahui bentuk fai’ dalam QS al-H{asyr/59: 6-7 

3. Untuk mengetahui urgensi fai’ dalam QS al-H{asyr/59: 6-7 

Sedangkan kegunaan penelitian mencakup dua hal, yaitu kegunaan ilmiah 

dan kegunaan praktis: 

1. Kegunaan ilmiah yaitu membahas terkait dengan judul skripsi ini, sedikit 

banyaknya dapat meperluas khazanah keilmuan khusus pada bidang ilmu 

tafsir. 

2. Kegunaan praktis yaitu dengan mengetahui hakikat fai’ yang terdapat pada 

QS al-H{asyr/59: 6-7, bisa menjadi ibrah dan kehati-hatian dalam mengatur 

harta, menambah wawasan, meningkatkan keimanan terhadap Allah swt. 

Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG FAI’ 

A. Pengertian Fai’  

Fai’ sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu berasal dari kata bahasa 

Arab, yaitu faya’a (َفػىيىأى) yang berarti ‘kembali ( ,الرُّجيوعيََرىجىعىَ )’.
38

 Dengan melalui proses 

i’la>l (ؿ ,yaitu dengan huruf ya’ pada ‘ain fi’il (huruf kedua) ,(إًعٍلَى
39

 pada kata faya’a 

 itu diganti dengan huruf alif. Maka dari itu, dengan huruf alif itu tidak bisa (فػىيىأىَ)

diberi baris, kata faya’a (َفػىيىأى) yang sudah di-i’la>l itu berubah menjadi fa>’a (َفىاءى). Dari 

kata kerja fa>’a (َفىاءى) inilah ada beberapa kata yang disebut oleh beberapa kata yang 

disebut oleh beberapa ayat al-Qur’an.
40

 

Senada yang dikatakan oleh Abu> al-Husain Ahmad Ibn Fa>ris Zakariyya> 

dalam kitab Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, dikatakan َ،ََالَأ[ف] َبينهما َمعتلوٌ َمع َكالهمزة فاء
َالرجوع َعلى َتدؿُّ 41َكلماته  yaitu (fa’a) terdiri dari huruf al-fa’u dan al-hamzah serta 

bersama dengan huruf sakit diantara keduanya, kata ini menunjukkan arti ‘kembali’. 

Adapun huruf sakit yang dimaksud yaitu huruf ya’, maka jadilah kata faya’a (َفػىيىأى), 
atau al-fai’ (الٍفىيٍء). 

Faya’a (َفػىيىأى), al-fai’u (َالٍفىيٍءي) dan al-fay’atu (َيػٍئىةي  artinya adalah kembali pada (الٍفى

kondisi yang baik.
42

 Adapun yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagian 

ulama berkomentar: makna harta yang dipakai (fai’), yang sebenarnya mempunyai 

arti bayangan, memberikan pengertian bahwa harta benda yang paling mulia di 

                                                             

38
Al-Ima>m al-‘Alla>mah Jama>luddi>n Abi> al-Fad}l Muhammad bin Makram bin Manz}u>r al-

Ans}o>ri> al-Ifri>qi> al-Mis}ri>, Lisa>nu al-‘Arab, Juz I, (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kotob al-Ilmiyah, 2003), h. 

154. 

39
Asalnya dilihat dari kata kerja dasar, yaitu (فعل) dengan rincian huruf fa’ pada fi’il disebut 

huruf pertama, ‘ain pada fi’il disebut huruf kedua, dan lam pada fi’il disebut huruf ketiga. 

40
M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid I, h. 200. 

41
Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris Zakariyya> al-Qazwaini> al-Ra>zi>, Mu’jam Maqa>yi>s al-

Lugah, Juz IV, (t.t.: Da>r al-Fikr, 1979), h. 435. 

42
Makna ini terdapat pada QS al-Hujura>t/49: 9. 
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dunia ini tetap saja berlaku seperti bayangan yang akan hilang.
43

 Artinya meskipun 

manusia memiliki harta yang melimpah, tetap saja akan lenyap seiring berjalannya 

waktu. 

Berbicara tentang fai’ berarti membahas tentang bentuk dan bagaimana 

pembagian yang sesuai dengan al-Qur’an dan sunnah. Pada pembahasan pembagian 

fai’, kebanyakan pendapat sesuai dengan apa yang tercantum dalam QS al-Hasyr/59: 

6-7. Tapi ada juga yang mempermasalahkan pembagian pada keluarga nabi. 

Pembagian harta fai’ dibagi menjadi lima bagian sebagaimana ‘Umar Ibn al-Khat}t}ab 

ra. berpendapat bahwa harta fai’ dalam pembagian diqiyaskan dengan gani>mah 

(harta rampasan) yaitu seperlima dari gani>mah dibagikan kepada Nabi Muhammad 

saw., kerabat nabi (Bani Hasyim dan Mut}alib), anak yatim, fakir miskin, dan Ibnu 

al-Sabi>l. Sedang empat perlima dari gani>mah itu dibagikan kepada mereka yang ikut 

pertempuran.
44

 

Khalifah ‘Umar Ibn al-Khat}t}ab ra. pernah mengumpulkan orang-orang dan 

berkata dihadapan mereka: ‚saya ingin menempatkan harta harta fai’ ini sesuai 

dengan tempatnya agar setiap orang bisa mendapatkan manfaatnya‛. Kemudian 

‘Umar Ibn al-Khat}t}a>b ra. menemukan ayat al-Qur’an dimana Allah swt. tidak akan 

membiarkan orang Islam yang didalamnya ada kewajiban mengeluarkannya kecuali 

Allah swt. pasti menyebutkan didalam al-Qur’an. 

Allah swt. berfirman: 

ً     ً ً ًً ً ًً ً   ًً  ً   ً   ً

  ً ً ً ً  ًً ً ًً ً ً ً ً   ً   ًً

 ًًً ً ًًًًً

Terjemahnya: 

Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan 
perang, maka seperlimanya untuk Allah swt., Rasulullah saw., kerabat 
(Rasulullah saw.), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu al-sabi>l, jika 
kamu beriman kepada Allah swt. dan kepada apa yang Kami turunkan kepada 

                                                             

43
Al-Raghib al-Ashfahani, al-Mufrada>t fi> Ghari>bil Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus 

al-Qur’an, Jilid III, (Cet. I; Jawa Barat: Khazanah Fawa’id, 2017), h. 110. 

44
Lihat QS al-Anfa>l/8: 41. 
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hamba Kami (Nabi Muhammad saw.) di hari al-furqa>n (pembeda), yaitu pada 
hari bertemunya dua pasukan Allah swt. Mahakuasa atas segala sesuatu.

45
 

Kemudian ayat berikutnya: 

 ً ًًً  ًً ًًً   ً ً  ً    ً  ً  ً

 ًًً ًًً   ً ًًً  ً  ً  ً ً  ًً  ًً

  ًًً ًً ً  ًًًًً

Terjemahnya: 

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah 
swt. kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah swt., 
Rasulullah saw., kerabat (Rasulullah saw.), anak yatim, orang miskin, dan 
orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di 
antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasulullah 
saw. kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. 
Bertakwalah kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah swt. sangat keras 
hukuman-Nya.

46
 

Kemudian ayat yang berikutnya: 

   ً ً ً ًً  ً   ً  ًًًً   ًً

ً  ًً  ً ً ًًًًً

Terjemahnya: 

(Harta rampasan itu pula) untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yaitu orang-
orang yang diusir dari kampung halamannya dan (meninggalkan) harta 
bendanya demi mencari karunia dari Allah swt., keridaan(-Nya), serta (demi) 
menolong (agama) Allah swt. dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang 
benar.

47
 

Kemudian ayat yang selanjutnya adalah: 

  ً ً ً  ًً   ً ًً ً   ً ً  ً ً   ًً ً

 ً ً ً ًًً  ً ًًًً ًً  ً ً

  ًًًًً

Terjemahnya: 

Orang-orang (Ans}a>r) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman 
sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke 
(tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya 
terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan 
(Muhajirin) dari pada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang 
mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang orang yang 
beruntung.

48
 

                                                             

45
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 250. 

46
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 806 

47
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 807 

48
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 807. 
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Dan ayat yang terakhir adalah: 

 ً ًً  ً ً  ًً ً    ًً  ً  ً ً

  ًً  ًً ً ً  ًً ً ًًًًً

Terjemahnya: 

Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ans}a>r) berdoa, "Ya 
Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman 
lebih dulu daripada kami dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami 
kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, 
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

49
 

Kemudian berdasarkan ayat-ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut 

‘Umar Ibn al-Khat}t}a>b ra. harta fai’ harus diambil seperlimanya. Kemudian 

penggunaan seperlimanya itu harus seperti penggunaan seperlima dari harta 

rampasan (gani>mah). Sebab, ‘Umar Ibn al-Khat}t}a>b ra. telah membaca surah pertama 

diatas yaitu QS al-Anfa>l/8 ayat 41 tentang gani>mah. Dan ‘Umar Ibn al-Khat}t}a>b ra. 

juga telah membaca QS al-H{asyr/59 ayat 7 tentang fai’ yang kemudian di-naskh 

dengan ayat tentang gani>mah yaitu QS al-Anfa>l/8 ayat 41. Karena jika dicermati 

secara dalam, QS al-H{asyr/59 ayat 7 tentang fai’ tersebut orientasinya tidak dibagi 

seperlima, padahal QS al-Anfa>l/8 ayat 41 tentang gani>mah dibagi seperlima.
50

 

Dalam praktik pembagiannya, Abu Bakar al-S{iddi>q ra. dan ‘Umar Ibn al-

Khat}t}a>b ra. telah menghapus bagian Rasulullah saw. setelah beliau wafat dan 

memberikannya untuk makan kuda atau membuat pedang. Dan tidak sama sekali 

mewariskan kepada sanak keluarganya. Sebab Rasulullah saw. bersabda: 

ثػىنىاَأىبيوَميعىاكًيىةى،َعىنًَالٍْىعٍمىشً،َعىنٍَأىبَِكىائًلوَ :َحىدَّ ءً،َقىالَى ثػىنىاَميسىدَّده،َكىمُيىمَّديَبٍنيَالٍعىلَى ،َحىدَّ ،َعىنٍَمىسٍريكؽو
دًرٍهىنَ»عىنٍَعىائًشىةى،َقىالىتٍ:َ عىلىيٍوًَكىسىلَّمىَدًينىارناَكىلَى َصىلَّىَالليَ َاللًََّّ َرىسيوؿي أىكٍصىىمىاَتػىرىؾى َشىاةنَكىلَى َبىعًيرناَكىلَى اَكىلَى  

51)ركاهَأبوَداكد(«بًشىيٍءوَ  

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Muhammad Ibn al-‘Ala >’, 
mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu’a>wiyah dari al-
A'masy dari Abu Wa >’il, dari Masru>q dari ‘A>isyah ra., ia berkata; Rasulullah 

                                                             

49
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 807. 

50
Ali Ridlo, ‚Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khat}t}a>b‛, Jurnal al-‘Adl 6, no. 2, (2013): h. 14 

51
Abu> Dawu>d Sulaima>n Ibn al-Asy’as} Ibn Isha>q Ibn Basyi>r Ibn Syadda>d Ibn ‘Amru> al-Azdi> 

al-Sijista>ni>, Sunan Abu> Dawu>d, Juz IV, (Beiru>t: al-Maktabah al-‘Is}riyah, t.th), h. 112. 
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saw. tidak meninggalkan dinar, dirham, unta serta kambing dan beliau tidak 
berwasiat dengan sesuatupun. 

Suatu ketika ‘Umar Ibn al-Khat}t}a>b ra. dimintai untuk mengadili masalah 

Abbas ra. dan ‘Ali Ibn Abi T{a>lib ra. mengenai warisan Rasulullah saw. ‘Umar Ibn al-

Khat}t}a>b ra. kemudian berkata kepada Abba>s ra. dan Ali ra. bahwa ia tidak akan 

memutuskan perkara tersebut sampai hari kiamat, dan ‘Umar Ibn al-Khat}t}a>b ra. 

berkata kepada Abba>s ra. dan ‘Ali Ibn Abi T{a>lib ra. jika kalian sudah tidak mampu 

lagi kembalilah kepadaku.
52

 

Pembagian fai’ untuk kerabat Rasul saw. dulunya diberikan oleh Abu Bakar 

al-S{iddi>q ra. dan oleh ‘Umar Ibn al-Khat}t}a>b ra. pada pemerintahannya. Kemudian 

‘Umar Ibn al-Khat}t}a>b ra. melarang pembagian harta fai’ untuk kerabat Rasul saw. 

karena ‘Umar Ibn al-Khat}t}a>b ra. dalam ijtihad-nya bahwa surat al-H{asyr yang 

membicarakan harta fai’ menyebutkan kerabat Rasul saw. mendapat bagian, 

kemudian oleh Umar ayat tersebut di-naskh dengan surah al-Anfa>l yang membahas 

tentang pembagian gani>mah bahwa ayat tersebut tidak menyebutkan bagian yang 

harus diterima oleh kerabat Rasul saw. Sehingga Umar ra. tidak memberikan bagian 

fai’ kepada kerabat Rasul. Maka pada masa khalifah Umar Ibn Khat}t}a>b ra. 

penggunaan atau pembagian harta empat perlima dari harta fai’ itu akan 

dipergunakan untuk gaji Kepala Negara (Ami>rul Mu’mini>n), gaji para Pegawai 

Negeri Sipil dan gaji Tentara.
53

 Itulah pembagian pada masa pemerintahan Umar Ibn 

Kht}t}a>b ra.  

B. Term-term Fai’ dalam al-Qur’an 

Term-term fai’ dalam al-Qur’an meliputi fa>’at (ٍَفىاءىت), fa>’u> (ٍَفىاءيكٍا),ً tafi>’a 

 .(يػىتػىفىيػَّؤياٍَ) yang dalam hal ini fai’ itu sendiri, dan yatafayya’u (اىفىاءىَ) afa>’a ,(تىفًيٍءىَ)
Penjelasan dari tempat surah dan ayatnya dirincikan sebagai berikut: 

1. Fa>’at (ٍَفىاءىت) 
Kata fa>’at (ٍَفىاءىت) berasal dari kata faya’a (َفػىيىأى) yang kemudian menjadi fa>’a 

 ’.berarti ‘kembali’, yaitu ‘kembali menaati perintah dan hukum Allah swt ,(فىاءىَ)

                                                             

52
Ali Ridlo, ‚Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khat}t}a>b‛, Jurnal al-‘Adl 6, no. 2, (2013): h. 15. 

53
Ali Ridlo, ‚Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khat}t}a>b‛, Jurnal al-‘Adl 6, no. 2, (2013): h. 15. 



22 
 

 
 

ditujukan bagi ‘golongan’ atau ‘kelompok’ yang berselisih, sehingga perlu 

didamaikan diantara keduanya. Kata ini disebut sekali dalam al-Qur’an, yaitu QS al-

Hujura>t/49: 9, sebagai berikut: 

...ً  ً  ً   ً  ً   ً  ًً ًً ً ًًًًً

Terjemahnya: 

... Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah swt.), damaikanlah 
keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah swt. mencintai 
orang-orang yang bersikap adil.

54
 

2. Fa>’u> ( اٍَفىاءيكٍَ ) 

Kata ini berasal juga dari kata fa>’a (َفىاءى), yaitu ‘kembali’. Kata ini merupakan 

jama’ dari fi’il ma>d}i>, dan hanya terdapat sekali dalam al-Qur’an, yaitu QS al-

Baqarah/2: 226, yaitu sebagai berikut: 

 ً  ًً  ً ً ً ًً  ً  ً  ًً ً ًًًًً

Terjemahnya: 

Orang yang meng-ila' (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang 
waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri isterinya), 
Sesungguhnya Allah swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

55
 

3. Tafi>’a (َتىفًيٍءى) 

Kata tafi>’a (َتىفًيٍءى) berasal dari kata yang sama pula yaitu faya’a (َفػىيىأى) yang 

berubah menjadi fa>’a (َفىاءى),berarti ‘kembali’, dengan surah dan ayat yang sama, kata 

ini terdapat sekali dalam al-Qur’an, yaitu QS al-Hujura>t/49: 9, yaitu sebagai berikut: 

 ً   ًً  ً   ً   ً  ًً  ًً   ًًً  ً

 ًً ً ً  ًًً...٩ً

Terjemahnya: 

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. 
Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, 
perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali 
kepada perintah Allah swt.ً...56

 

                                                             

54
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 754. 

55
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 48. 

56
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 754. 



23 
 

 
 

4. Afa>’a (َأىفىاءى) 
Kata ini sebenarnya sama dengan fa>’a (َفىاءى) dan faya’a (َفػىيىأى), yang merupakan 

fi’il ma>d}i>. Kata afa>’a lebih umum dalam pembahasan tentang fai’, sama dengan arti 

‘kembali’. Allah swt. membolehkan mengawini wanita yang menjadi tawanan 

perang setelah membayarkan maharnya. ‘kembali’ maksudnya setelah 

berlangsungnya perkawinan itu, para wanita tersebut berarti sudah dikembalikan 

oleh Allah swt. martabatnya sebagai wanita baik-baik dan merdeka serta beradadi 

bawah tanggung jawab suaminya. 

Kata ini terulang sebanyak 3 kali dalam al-Qur’an, yaitu yang pertama 

terdapat dalam QS al-Ahza>b/33: 50, yaitu: 

 ً ً ً    ًًًً ً   ً ً ًًً  ًً

  ً ً ً  ًً  ًً  ًً ً  ً ً  ً

 ً ً ً  ً ًً ً ً ً    ًًًًً  ًً ً

   ً ً  ً  ًً  ً ً  ً ًًً  ًًً ًً

  ً  ًًًًً

Terjemahnya: 

Wahai Nabi (Muhammad saw.) sesungguhnya Kami telah menghalalkan 
bagimu isteri-isterimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba 
sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan 
yang dianugerahkan Allah swt. untukmu dan (demikian pula) anak-anak 
perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara 
perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-
anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, 
dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi saw. jika 
Nabi saw. ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-
orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami 
wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang 
mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah swt. Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.

57
 

Dan kedua ketiga terdapat dalam QS al-H{asyr/59: 6 dan 7, yaitu sebagai berikut: 

 ً ًًً  ً  ً ً   ً ًًًً ً ًً ً ً

ًً  ًً ًًًً ًً ً ً ً  ًًً  ًً ً ًً
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Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 611. 
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   ً ً   ً   ً   ً ً ًًً ًًً  ً ًً

 ً  ً  ً  ً ً  ًً  ًً  ًًً ًً ً  ًًًًً

Terjemahnya: 

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah 
swt. kepada rasul-Nya dari mereka, tidak (perlu) kamu memacu kuda atau unta 
(untuk mendapatkannya). Akan tetapi, Allah swt. memberikan kekuasaan 
kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Allah swt. 
Mahakuasa atas segala sesuatu. Apa saja (harta yang diperoleh tanpa 
peperangan) yang dianugerahkan Allah swt. kepada rasul-Nya dari penduduk 
beberapa negeri adalah untuk Allah swt., Rasulullah saw., kerabat (Rasulullah 
saw.), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) 
agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 
kamu. apa yang diberikan Rasulullah saw. kepadamu terimalah. Apa yang 
dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah swt. 
Sesungguhnya Allah swt. sangat keras hukuman-Nya.

58
 

5. Yatafayya’u (يػىتػىفىيػَّؤيا) 
Kata ini berasal dari kata (تػىفىيَّأ), yang berarti menaungi, meneduhi. Ada juga 

berasal dari َأىفػٍيىاءهَكَفػييػيوٍءهَ) (الٍفىيٍءي, , yaitu bayang-bayang. Kata ini terdapat sekali dalam 

al-Qur’an, yaitu QS al-Nah}l/16: 48, yang menegaskan bahwa seringnya segala 

sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt. berbolak-balik ke kanan dan ke kiri 

merupakan sebagian dari tanda ketundukan mereka kepada penciptanya,
59

 yaitu 

sebagai berikut: 

  ً ًً ً  ًًًً   ً  ًً ً   ً  ًً  ً ً

ًًًً

Terjemahnya: 

Apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang diciptakan Allah 
swt. bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri (dalam keadaan) 
sujud kepada Allah swt., sedangkan mereka rendah hati.

60
 

C. Term-Term Lain Yang Mirip Dengan Fai’ 

Term-term lain yang mirip dengan fai’ cukup banyak karena fai’ ini dikenal 

lebih umum dan luas jangkauannya. Term-term yang lainnya itu seperti zakat/al-

zaka>h (الزَّكىاة), gani>mah atau al-anfa>l ( َالْنػٍفىا َأىكٍ ؿالٍغىنًيٍمىة ), al-kharaj (الْىٍرىج), al-jizyah 

 :Berikut penjelasannya .(الٍعيشٍر) dan harta ‘usyr ,(الًٍْزٍيىة)
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1. Zakat/al-zaka>h (الزَّكىاة) 
Zakat menurut istilah agama Islam artinya ‚kadar harta yang tertentu, yang 

diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.‛ Hukum 

berzakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, yang berarti fard}u ‘ain atas tiap-

tiap orang yang cukup syarat-syaranya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua 

hijriah. Ada dua macam bentuk zakat, yaitu zakat fit}rah dan zakat ma>l. Zakat fit}rah 

adalah suatu amalan yang wajid dilakukan pada setiap Hari Raya Idul Fitri oleh 

setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar kecil, merdeka atau hambadengan 

takaran 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat 

(negeri). Sedangkan zakat ma>l adalah berupa harta benda yaitu binatang ternak dan 

jenis binatang ternak ini hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing; emas dan perak; biji 

makanan yang mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum, adas, dan sebagainya; 

buah-buahan seperti kurma dan anggur saja; harta perniagaan.
61

 Zakat salah satu dari 

rukun Islam yang mengatur harta dan sudah tentu wajib dikeluarkan kepada 

mustahik.
62

 

2. Gani>mah atau al-Anfa>l (الٍغىنًيٍمىةَأىكٍَالْنػٍفىاؿ) 
Gani>mah, artinya ‚harta yang didapat dari musuh dengan jalan peperangan 

selain dari salab63
.‛ Gani>mah ada dua macam, yaitu: 

a. Barang yang tidak bergerak. Menurut mazhab Syafii dibagikan kepada 

tentara, seperti barang yang bergerak. Menurut mazhab Maliki dijadikan 

sebagai wakaf kepada kaum Muslim. Menurut mazhab Hanafi, imam berhak 

memilih antara tiga jalan: (1) dibagikan kepada tentara, dan pemerintah 

harus mengambil keuntungan dari hasilnya. (2) Dikembalikan kepada yang 

punya kalau yang punya itu z|immi dan pemerintah juga harus mengambil 

sebagian hasilnya menurut peraturan pengambilan hasil tentang hal itu. (3) 
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dijadikan wakaf kepada umat Islam, dipergunakan untuk kemaslahatan kaum 

Muslim. 

b. Barang yang bergerak (dapat dipindahkan). Barang ini dibagi atas lima 

bagian; Empat bagian untuk orang yang hadir di medan perang, yaitu 

seperlimanya untuk tentara yang berjalan kaki, dan tiga perlimanya untuk 

tentara yang berkendaraan; berarti dua bagian untuk kudanya dan satu bagian 

untuk dirinya (orangnya). 

Seperlima sisa dari empat perlima tadi dibagi pula atas dibagi pula atas lima 

bagian. Sebagian sisa adalah untuk Rasulullah saw. semasa beliau masih hidup. 

Sesudah beliau meninggal dunia dijadikan untuk kemaslahatan umum. Sebagian sisa 

untuk keluarga Rasulullah saw., yaitu Bani Hasyim dan Bani Mut}a>lib. Hal ini pun 

sekarang tidak jelas lagi masih ada atau tidaknya. Maka bagian ini hendaklah 

digunakan untuk kemaslahatan umum, sebagian untuk musafir (orang yang dalam 

perjalanan yang membutuhkan bantuan). 

Al-Anfa>l merupakan jamak dari al-nafl (tambahan),
64

 sama dengan gani>mah, 

berarti harta rampasan di dalam peperangan yang didapat kaum muslimin dari harta 

musuh. Mengenai pembagian harta tersebut, Allah swt. berfirman dalam QS al-

Anfa>l/8: 41 sebagai berikut: 

ً    ً ً  ًًًًً ً   ً ً  ً   ً   ً

  ً ً ً ً  ًً ً ًً ً ً ً ً   ً   ًً

 ًًً ً ًًًًً

Terjemahnya: 

Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan 
perang, maka seperlimanya untuk Allah swt., Rasulullah saw., kerabat 
(Rasulullah saw.), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu al-sabi>l, jika 
kamu beriman kepada Allah swt. dan kepada apa yang Kami turunkan kepada 
hamba Kami (Nabi Muhammad saw.) di hari al-furqa>n (pembeda), yaitu pada 
hari bertemunya dua pasukan Allah swt. Mahakuasa atas segala sesuatu.

65
 

3. Al-Kharaj (الْىٍرىج) 
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Kharaj artinya bea, pajak dan belasting. Akar katanya adalah kharaja-

yakhruju-khuru>jan ( جيريكٍجنا-يَىٍريجيَ-خىرىجىَ ) artinya keluar atau sejenis pajak yang 

dibebankan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam. Makna lain dari kharaj 

adalah pajak bumi yang diwajibkan oleh kepala negara kepada masyarakat yang 

mengadakan perjanjian perlindungan negara. 

Pada mulanya tanah kharaj adalah harta gani>mah berupa tanah yang diambil 

melalui peperangan. Pada masa Amirul Mukminin Umar bin al-Khat}t}ab ra. harta 

gani>mah dibagi kedalam dua bagian, harta bergerak dan harta tidak bergerak. 

Termasuk ke dalam kategori harta bergerak seperti kuda, barang-barang perkakas 

yang dibawa perang, alat-alat perang dan lainnya. Bagian kedua, harta tidak 

bergerak yang berupa tanah.
66

 

Dengan demikian kharaj adalah harta gani>mah berupa tanah yang diolah oleh 

penduduk asli yang telah tunduk kepada pemerintah Islam dan hasilnya dibagi 

berbeda-beda menurut hasilnya. Pada masa sekarang tanah kharaj dikatakan sebagai 

pajak tanah, namun hasil dari harta tanah kharaj diberikan kepada penduduk asli 

yang memiliki asli yang memiliki tanah dan untuk pemerintah.
67

 

4. Al-Jizyah ( زٍيىةالًٍَْ ) 

Kata jizyah berasal dari kata jaza>-yajzi>-jizyatan ( جًزٍيىةنَ-يَىٍزمً-زىلجىَ ) yang 

berarti balasan. Kata jizyah juga diartikan dengan al-Dharibah bermakna upeti pajak. 

Menurut istilah syara’ makna jizyah diartikan dengan sejumlah mata uang yang 

terpikul pada pundak orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin dan 

melakukan perjanjian dengan kaum muslimin dari ahli kitab. 

Landasan hukum jizyah adalah QS al-Taubah/9, ayat 29 yang berbunyi: 

 ًًً ً  ًً   ً ًً ً ًًً  ً ً

 ًً   ًً ًً   ً ً ً  ًًً  ًً

ًًًً

                                                             

66
Sulaeman Jajuli, ‚Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Ma>l Sebagai Basis 

Pertama Dalam Pendapatan Islam)‛, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (2018): h. 17. 

67
Sulaeman Jajuli, ‚Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Ma>l Sebagai Basis 

Pertama Dalam Pendapatan Islam)‛, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (2018): h. 19. 



28 
 

 
 

Terjemahnya: 

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah swt. dan hari akhir, 
tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah swt. 
dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-
orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka 
membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.

68
 

 Sayyid Sabiq mengatakan: ‚tujuan jizyah yang dibayarkan dari orang-orang 

non Muslim yang tinggal di daerah Islam adalah sebagai berikut: 

a. Pembagian jizyah sebagai bukti bahwa ia tidak menghalangi dan memerangi 

dakwah kepada agama Allah swt. 

b. Turut andil memberikan belanja pertahanan dirinya, hartanya dan harga 

dirinya. 

c. Turut andil di dalam Baitu al-Ma>l kaum muslimin untuk menanggung 

kebutuhan hidup setiap orang yang tidak mampu bekerja.‛
69

 

5. Harta ‘Usyr (الٍعيشٍر) 
Secara harfiah ‘usyr bermakna sepersepuluh (1/10). Sedangkan dalam istilah 

syara’ ‘usyr adalah sesuatu yang diambil oleh negara dari para pedagang yang 

melewati negaranya. Menurut pendapat lain dikatakan bahwa harta ‘usyr adalah 

pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam 

atau orang yang datang dari negara Islam itu sendiri untuk berdagang. Diriwayatkan 

bahwa orang yang pertama kali menetapkan hukum ‘usyr dalam Islam adalah Ami>rul 

Mu’mini>n ‘Umar bin al-Khat}t}a>b ra. 

Harta ‘usyr sudah ada semenjak masa sebelum Islam yang diterapkan oleh 

orang-orang Yunani dan Romawi. Pada masa Rasulullah saw. hidup dan khalifah 

Abu Bakar al-S{iddi>q r.a. ‘usyr belum diterapkan, hal itu terjadi karena belum 

banyaknya orang yang melewati negara Islam dan ekspansi/penyebaran agama Islam 

belum terlalu jauh. Pada masa ‘Umar bin al-Khat}t}a>b ra. Islam menyebar lebih luas 

sampai ke semenanjung negara luar daerah jazirah Arabia. Sehingga dengan 

penetapan ‘usyr, maka bertambahlah pemasukan harta Baitu al-Ma>l. 
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Penduduk yang pertama kali dipungut pajak dalam sejarah Islam dari harta 

‘usyr adalah penduduk Ming dari kaum Kafir H{arbi, hukum ‘usyr bukan bersumber 

dari al-Qur’an atau al-Hadis}. Sumbernya merupakan ijtihad Ami>rul Mukmini>n 

‘Umar bin al-Khat}t}a>b ra. dan kesepakatan para shahabat setelah dimusyawarahkan 

oleh ‘Umar bin al-Khat}t}a>b ra.
70
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BAB III 

KAJIAN TAH{LI<LI< QS AL-H{ASYR/59: 6-7 

A. Kajian Umum QS al-H{asyr/59 

1. Nama Surah 

Surah ini bernama al-H{asyr, dalam riwayat lain surah ini dinamakan juga 

surah Bani Nad}i>r, karena surah ini memuat kisah pengusiran terhadap kabilah 

Yahudi yaitu Bani Nad}i>r pada kejadian perang Bani Nad}i>r. Alasan mereka diusir dari 

Madinah adalah karena mereka telah merusak perjanjian dengan Nabi Muhammad 

saw. Surah ini termasuk surah yang ke 59, juz 28 terdiri dari 24 ayat. Surah al-H{asyr 

ini berasal dari kata ( ريَ ,َالٍمىحٍشى (حىشىرى
71

 yang berarti pengusiran. Kata al-H{asyr sendiri 

terdapat terdapat pada ayat 2 di surah ini sendiri, yang berbunyi: 

 ً ًً ًًً  ً  ًً  ًً ًً ً  ً ً  ًً

  ًً   ً   ًًً ًًًًً  ًً ًً   ً ً

ً  ً  ً  ً  ً ً   ً ً ًً

Terjemahnya: 
Dialah yang mengeluarkan orang-orang kufur di antara Ahlulkitab (Yahudi 
Bani Nad}i>r) dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. 
Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Mereka pun yakin bahwa 
benteng-benteng mereka akan dapat menjaganya mereka dari (azab) Allah swt. 
Maka, (azab) Allah swt. datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka 
sangka. Dia menanamkan rasa takut di dalam hati mereka sehingga mereka 
menghancurkan rumah-rumahnya dengan tangannya sendiri dan tangan orang-
orang mukmin. Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-
orang yang mempunyai penglihatan (mata hati).

72
 

Pengusiran pertama di masa Rasulullah saw. yang mana Bani Nad}i>r ini diusir 

dari Madinah ke negeri yang bernama Syam. Dan pengusiran kedua, pada masa 

Khalifah ‘Umar bin al-Khat}t}a>b ra. yang mana mereka diusir dari Khaibar ke Syam. 

Surah ini juga dinamai dengan Surah Bani Nad}i>r, karena surah ini memuat tentang 

kisah pengusiran terhadap salah satu kelompok kaum Yahudi yaitu Bani Nad}i>r pada 
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kejadian perang Bani Nad}i>r, yaitu kaum Yahudi ini telah merusak perjanjian dengan 

Nabi Muhammad saw., kemudian beliau pun mengusir kaum tesebut dari Madinah.
73

 

Dan surah al-H{asyr ini juga tergolong ke dalam surah Madaniyah, yaitu surah yang 

datang kepada Nabi Muhammad saw. setelah berhijrah ke Madinah Munawwarah. 

Pada waktu itu setelah Rasulullah saw. dan kaum muslimin dari Mekah 

hijrah ke Madinah, sesudah mengatur persaudaraan di antara Muslim sesama 

Muslim, Rasulullah saw. pun membuat pula perjanjian dengan penduduk Madinah 

sendiri, yang terdiri dari kaum Yahudi dan orang Arab sendiri yang masih musyrik, 

belum memeluk Islam. Dalam perjanjian yang tersurat hitam di atas putih tersebut, 

disebutkan bahwa orang Muhajirin dan orang Ans}a>r telah menjadi umat yang satu. 

Disuratkan pula bahwa segala kabilah Yahudi yang berdiam di negeri Madinah itu 

akan hidup sentosa, bertetangga secara damai.
74

 

Awalnya kaum Yahudi tidaklah keberatan dan menyetujui perjanjian yang 

dituliskan hitam di atas putih itu, sebab orang Yahudi tidak menyangka bahwa 

pengaruh Nabi Muhammad saw. dan agama yang beliau bawa itu bertambah lama 

bertambah kuat. Yang justru berbeda sekali dari apa yang mereka duga. Namun 

seiring waktu berjalan, dan Islam makin besar, luas dan kuat, mulailah hati mereka 

merasa tidak senang lagi. Dan itu pun kian lama terasa oleh Nabi Muhammad saw. 

dan kaum Muslimin, sudah banyak cemooh, sudah banyak persoalan. Bahkan 

pemimpin yang terkemuka dari Bani Nad}i>r, Ka’ab Ibn al-Asyra>f pernah membuat 

hubungan rahasia dengan pemuda Quraisy dan ketika ditanyakan kepadanyamana 

yang benar di antara agama Muhammad dengan agama Quraisy penyembah berhala, 

dia tidak segan-segan mengatakan bahwa agama penyembah berhala yang lebih 

benar. Padahal kalau dia hendak tegak pada kebenaran sepatutnya dikatakannya 

bahwa agama Islam lebih dekat dengan agama Yahudi, sebab sama-sama percaya 
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kepada Tuhan Yang Esa. Tetapi politik jangka pendek rupanya telah sangat 

memengaruhi jalan pikiran Ka’ab Ibn al-Asyra>f itu. 

Akhirnya terjadilah suatu kemelut dengan Bani Nad}i>r. Asal mulanya ialah 

ketika Nabi saw. ditipu oleh seorang pemimpin musyrik bernama Amr bin Thufail 

agar mengirim utusan ke negerinya untuk mengajarkan agama kepada kaumnya, lalu 

Rasulullah saw. mengirimkan tujuh puluh orang yang sudah ahli tentang al-Qur’an 

untuk mengabulkan permintaan Amr Ibn Thufail itu. Tetapi sesampai di satu tempat 

bernama sumur Ma’unah, utusan yang dikirim itu telah dicederai secara jahat, 

mereka dikepung dan dibunuh. Yang selamat hanyalah seorang, bernama Amr Ibn 

Umayyah. Karena sakit hatinya atas penghianatan itu, ketika akan pulang ke 

Madinah, dibunuhnya dua orang dari kabilah Bani Kilab yang disangkanya termasuk 

golongan kaum yang mengkhianati itu pula. Ternyata Bani Kilab adalah kabilah 

yang telah membuat perjanjian damai dengan nabi, sebab itu maka Amr Ibn 

Umayyah mesti membayar diyat atas pembunuhan yang salah itu. Oleh karena telah 

ada perjanjian akan bantu-membantu jika terjadi hal yang serupa itu, maka 

datanglah Nabi Muhammad saw. ke perkampungan Bani Nad}i>r menemui pemuka-

pemuka mereka, meminta supaya mereka turut mengumpulkan bantuan diyat yang 

mesti dibayar oleh Amr Ibn Umayyah atas kematian dua orang yang bukan musuh 

itu, sesuai dengan bunyi perjanjian yaitu akan hidup bantu-membantu di antara 

Muslimin dengan kaum Yahudi tersebut. Tetapi ketika Rasulullah saw. duduk 

tersandar ke dinding luar sebuah rumah orang Yahudi terkemuka di Bani Nad}i>r itu, 

berbisik-bisiklah beberapa orang di antara mereka, bahwa inilah saat yang sebaik-

baiknya buat menyingkirkan Muhammad saw. dari dunia. Lebih baik naik seorang di 

antara mereka ke atas suluh-suluh rumah tempat nabi bersandar itu, lalu jatuhkan 

batu besar ke bawah, tepat mengenai kepalanya. Niscaya mampuslah dia. Tetapi 

setelah mufakat itu bulat dan mereka akan segera bertindak membawa batu besar itu 

ke atas. Ilham telah datang kepada Rasulullah saw. bahwa beliau dalam bahaya. Lalu 
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beliau segera berdiri dari tempat itu dan segera pula berangkat meninggalkan tempat 

itu. Beliau segera kembali ke Madinah.
75

 

Beliau agak terlambat kembali kampung Bani Nad}i>r, sehingga sahabat-

sahabat beliau di Madinah menjadi cemas, lalu segera ada yang ditugasi menyusul 

beliau ke kampung Bani Nad}i>r. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Nabi 

Muhammad saw. yang telah hendak kembali ke Madinah. Lalu beliau ceritakan 

mufakat jahat orang Yahudi hendak membunuhnya. Beliau pun tahu demi melihat 

kegugupan Yahudi-Yahudi itu melihat maksud mereka gagal, bahwa yang akan 

melaksanakan tugas menimpakan batu besar ke atas kepada nabi ialah seorang 

pemuka Yahudi bernama Amru Ibn Jahsy. Yang akan dijatuhkannya itu ialah lesung 

batu.
76

 

Sesampai di Madinah Rasulullah saw. memerintahkan kepada sahabat beliau 

yang bernama Muhammad bin Maslamah menyampaikan ‚ultimatum‛ Nabi 

Muhammad saw. kepada mereka, ‚Bani Nad}i>r seluruhnya mesti keluar dari Madinah 

dalam masa sepuluh hari. Lepas dari sepuluh hari, kalau masih ada yang terdapat di 

Madinah, akan dipenggal kepalanya.‛ Kata lain tidak ada lagi.  Mendengar ancaman 

ultimatum keras itu, mengertilah Yahudi bahwa mereka sedang berhadapan dengan 

suatu kekuasaan yang tidak dapat ditantang lagi. Sudah mulailah mereka siap-siap 

mengemasi barang-barang yang akan diangkut bersama-sama, akan meninggalkan 

kampung mereka yang telah didiami ratusan tahun, demikian juga kebun-kebun 

mereka. Berita ancaman Nabi Muhammad saw. itu sampai pula kepada ‘Abdulla>h 

Ibn Ubay yang menjadi pimpinan tertinggi kaum munafik di Madinah, dia 

menyampaikan pesan kepada Bani Nad}i>r supaya bertahan terus, jangan pindah, 

jangan digubris ancaman itu. Dia menyatakan akan menolong mereka, dan kalau 

mereka diserang oleh Muhammad, Abdullah bin Ubay akan datang membantu dan 

membela mereka dengan 2.000 kawan sepahamnya.
77
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Setelah menerima sokongan dari ‘Abdulla>h Ibn Ubay itu, mulailah pemuka-

pemuka Yahudi Bani Nad}i>r mengirimkan pesannya kepada Nabi, bahwa mereka 

tidak hendak keluar dari Madinah, mereka akan tetap bertahan. Nabi Muhammad 

saw. boleh melakukan tindakan apa jua pun yang akan dilakukannya. Jawaban yang 

begitu sombong tidaklah begitu menggetarkan Nabi dan kaum Muslimin yang terdiri 

dari Muhajirin dan Ans}ar. Dengan segera dimulailah pengepungan kepada 

perkampungan Bani Nad}i>r dan dibuat pula maklumat kepada seluruh Yahudi dan 

lain kabilah, bahwa barangsiapa di antara mereka yang membantu Bani Nad}i>r, 

mereka akan merasakan akibatnya nanti, bahwa mereka pun akan diperangi dan 

diusir. Dan barangsiapa dari penduduk Arab dari kota Madinah yang bersimpati 

kepada Bani Nad}i>r, mereka itu akan dianggap musuh dan akan tahu sendiri akibat 

yang akan mereka rasakan kelak. Perkampungan Bani Nad}i>r mulai dikepung dengan 

ketat sekali. Bantuan dari luar tidak dapat dikirimkan ke dalam, karena barisan kaum 

Muslimin bersedia memerangi atau menangkap siapa yang mencoba berhubungan 

dengan Bani Nad}i>r. Mereka pun tidak pula bisa lagi keluar dari perbentegan 

kampung mereka, walaupun akan mengambil hasil ladang kurma mereka. Bahkan 

sudah mulai ada ladang kurma mereka yang dibakar oleh kaum Muslimin untuk 

mempercepat penyerahan mereka. 

Setelah beberapa hari dikepung, mulailah kendor semangat Bani Nad}i>r yang 

bertahan itu. Sebab 2.000 orang bantuan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay itu 

ternyata tidak datang sama sekali. Jangan kan 2.000 orang, sedangkan dua tiga orang 

pun tidak. Kaum munafikin di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay pun segera patah 

semangat setelah mendengar maklumat-maklumat yang disampaikan dalam kota 

bahwa kalau ada orang Madinah sendiri pergi membantu Bani Nad}i>r, mereka akan 

merasakan akibat pahit di kemudian hari. Mendengar ancaman itu, mereka pun patah 

semangat. Akhirnya mereka pun menaikkan bendera putih, tanda tunduk. Maka 

datanglah keputusan Nabi bahwa mereka boleh segera keluar dari perkampungan itu, 

berangkat ke negeri lain. Harta benda boleh dibawa, termasuk unta-unta mereka. 

Tetapi segala macam alat senjata mesti ditinggalkan, satu pun tidak boleh dibawa 
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serta.
78

 Begitulah sejarah singkatnya yang berkaitan pada surah ini, yaitu disebut 

dengan surah al-H{asyr yang berarti pengusiran. Uraian kisah tersebut yang ternukil 

dalam al-Qur’an mutlak kebenarannya karena kisah-kisah yang dikemukakan oleh al-

Qur’an merupakan bagian dari ayat al-Qur’an, dan ayat al-Qur’an tiada lain 

termasuk al-Qur’an itu sendiri. Sehingga al-Qur’an dan segala apa yang dikandung 

di dalamnya (termasuk kisah) berasal dari wahyu Ilahi yang bersifat valid.
79

 

2. Kandungan  

Surah al-H{asyr seperti lazimnya surah-surah Madaniyah lainnya, memiliki 

perhatian yang menitikberatkan pada aspek hukum-hukum syari’at, seperti 

pengusiran Yahudi Bani Nad}i>r dari Madinah, hukum-hukum fai’ dan gani>mah, serta 

perintah bertakwa. Sebagaimana pula dalam surah ini terdapat uraian tentang 

hubungan orang-orang munafik dengan kaum Yahudi, penjelasan tentang keagungan 

al-Qur’an, serta penyebutan sebagaian al-Asma>’ al-H{usna>.80
 

Surah al-H{asyr dibuka dengan ayat yang menyucikan Dzat-Nya dari setiap 

bentuk kekurangan. Di dalamnya juga dijelaskan bagaimana segala sesuatu berupa 

manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati mengagungkan Allah 

swt., memberikan kesaksian tentang keesaan, dan kuasa-Nya serta membuktikan 

keagungan-Nya. Hal itu diikuti dengan isyarat tentang pertolongan dan kemenangan 

atas para musuh Allah swt. dan Rasul-Nya, pengusiran Yahudi Bani Nad}i>r dari 

Madinah, penghancuran kastil dan benteng-benteng mereka. Kemudian surah ini 

menerangkan hukum fai’ dengan memaparkan pihak-pihak yang berhak 

mendapatkannya serta pendistribusiannya kepada kelompok-kelompok kaum 

Muslimin yang beragam dan hikmah pendistribusian tersebut. Fai’ bisa berupa 
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tanah, rumah-rumah, harta benda dan kekayaan musuh yang jatuh ke tangan kaum 

Muslimin tanpa melalui peperangan.
81

 

Di sela-sela ayat-ayat fai’, Allah swt. memuji berbagai sikap dan sepak 

terjang kaum Muhajirin, menyanjung rekam jejak kaum Ans}ar, menganjurkan para 

generasi setalah mereka untuk memuji generasi terdahulu dan memohonkan 

ampunan untuk mereka. Selanjutnya, Allah swt. mengomparasikan hal itu dengan 

hubungan orang-orang munafik dengan kaum Yahudi dan bagaimana mereka 

membentuk koalisi dan aliansi dalam rangka kebatilan. Di sini, Allah swt. juga 

menjelaskan moral dan perilaku kedua golongan tersebut. Di antaranya adalah sikap 

orang-orang munafik yang cuci tangan, mencampakkan dan meninggalkan begitu 

saja pihak yang menjalin aliansi dan koalisi dengan mereka pada saat-saat krisis dan 

genting, serta sikap pengecut dan penakut kaum Yahudi untuk menghadapi kaum 

Mukminin. Dalam hal ini, Allah swt. menyerupakan orang-orang munafik dengan 

setan yang memprovokasi, membujuk dan merayu manusia untuk melakukan 

kejelekan dan kesesatan, kemudian mencampakkan dan meninggalkannya begitu saja 

pada saat-saat sulit, kritis, dan genting. Kemudian Allah swt. memerintahkan orang-

orang Mukminin untuk bertakwa, melakukan langkah-langkah persiapan 

menghadapi hari Kiamat berikut berbagai kengeriannya yang luar biasa dahsyat, 

mengambil hikmah dan pelajaran dari keadaan dan kondisi umat-umat terdahulu, 

senantiasa mengingat dan mencamkan baik-baik perbedaan yang begitu besar antara 

penghuni surga dan penghuni neraka, kesudahan dan nasib golongan orang bahagia 

dan beruntung serta golongan orang-orang celaka dan sengsara di alam keabadian 

akhirat.
82
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Surah ini ditutup dengan penegasan keagungan al-Qur’an, keagungan Dzat 

yang menurunkannya yang bersifatkan dengan sifat-sifat keagungan dan memiliki 

sebutan dengan nama-nama terbaik dan terindah (Asma >’u al-H{usna>).83
 

3. Keistimewaan Surah 

Dikatakan Keistimewaan surah ini dikatakan dalam Sunan al-Tirmidzi:  

ثػىَ َحىدَّ : َقىاؿى َالزُّبػىيٍرًمُّ، َأىحٍْىدى َأىبيو ثػىنىا َحىدَّ : َقىاؿى َغىيٍلَىفى، َبٍني َمُىٍميودي ثػىنىا َالعىلَىءًَحىدَّ َأىبيو َطىهٍمىافى َبٍني الًدي َخى نىا
َصىلَّىَاللََّّيَعىلىيٍوًَ ،َعىنٍَمىعٍقًلًَبٍنًَيىسىارو،َعىنًَالنَّبًًٌ فًعو َأىبَِنَى فًعيَبٍني ثىنًَِنَى :َحىدَّ َقىاؿى :َمىنٍَالْىفَّاؼي كىسىلَّمى،َقىاؿى

َالسَّمًي :َأىعيوذيَبًِللًََّّ َمىرَّاتو َثىلَىثى َييصٍبًحي َحًينى َمًنٍَآخًرًَقىاؿى تو َآيَى َالشَّيٍطىافًَالرَّجًيمًَكىقػىرىأىَثىلَىثى عًَالعىلًيمًَمًنى
َ َسيورىةً َالْىشٍرً َمىاتى َاليػىوًٍـ َفَِذىلًكى َمىاتى َكىإًفٍ ، َيُيٍسًيى َحىتَِّ َعىلىيٍوً َييصىلُّوفى َمىلىكو َأىلٍفى َسىبٍعًينى َاللََّّيَبًوً كىكَّلى

َيُيٍسًَ ا،َكىمىنٍَقىالهىىاَحًينى هًيدن كَىَشى نٍزلًىةً.ي َالٍمى َبتًًلٍكى اَالوىجٍوً.َ)ركاهَ افى ،َلَىَنػىعٍرفًيويَإًلَََّمًنٍَىىذى َغىريًبه اَحىدًيثه ىىذى
  84 الترميذل(

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Mahmu>d Ibn Gaila>n telah menceritakan 
kepada kami Abu> Ahmad al-Zubairi telah menceritakan kepada kami Kha>lid 
Ibn T{ahma>n Abu> al-‘Ala>’ al-Khaffa>f telah menceritakan kepadaku Na>fi' Ibn 
Abu Na>fi' dari Ma'qil Ibn Yasa>r dari Nabi Muhammad saw., beliau bersabda: 
‚Barangsiapa membaca tiga kali di pagi hari, ‚A'u>z}u Billa>hi Minasy Syait}a>nir 
Raji>m‛ kemudian membaca tiga ayat terakhir surat al-H{asyr, maka dengannya 
Allah swt. akan menugaskan tujuh puluh ribu malikat untuk mendoakannya 
hingga sore hari dan bila ia meninggal pada hari itu, ia mati dalam keadaan 
syahid dan barangsiapa mengucapkannya di sore hari, kedudukannya sama 
seperti itu.‛ Abu ‘I<sa berkata; Hadis ini garib, kami hanya mengetahuinya 
melalui sanad ini. 

B. Kajian Ayat QS al-H{asyr/59: 6-7 

1. Teks Ayat dan Terjemah 

 ً ًًً  ً  ً ً   ً ًًًً ً ًً ً ً

ًً  ًً ًًًً ًً ً ً ً  ًًً  ًً ً ًً

   ً ً   ً   ً   ً ً ًًً ًًً  ً ًً

 ً  ً  ً  ً ً  ًً  ًً  ًًً ًً ً  ًًًًً

Terjemahnya: 

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah 
swt. kepada rasul-Nya dari mereka, tidak (perlu) kamu memacu kuda atau unta 
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(untuk mendapatkannya). Akan tetapi, Allah swt. memberikan kekuasaan 
kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Allah swt. 
Mahakuasa atas segala sesuatu. Apa saja (harta yang diperoleh tanpa 
peperangan) yang dianugerahkan Allah swt. kepada rasul-Nya dari penduduk 
beberapa negeri adalah untuk Allah swt., Rasulullah saw., kerabat (Rasulullah 
saw.), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) 
agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 
kamu. apa yang diberikan Rasulullah saw. kepadamu terimalah. Apa yang 
dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah swt. 
Sesungguhnya Allah swt. sangat keras hukuman-Nya.

85
 

2. Analisis Kosa Kata (Syarah Mufrada>t) 

a. َأىفىآءى 
Kata afa>’a (َأىفىآءى) terambil dari fa>’a (َفىاءى) dan fai’ (فِىٍء) dan semua ini berasal 

dari kata faya’a (َفػىيىأى) yang berarti kembali. Pada ayat ini diartikan sebagai harta 

rampasan perang yang diperoleh dari para musuh (orang kafir) tanpa melalui dengan 

peperangan.
86

 

Afa>’a (َأىفىآءى) dalam QS al-H{asyr/59 baik di ayat 6 maupun 7 dapat diketahui 

berperan sebagai fi’il yang berarti kata kerja, predikat dari kalimat. Adapun fa>’il-

nya, nampak jelas dalam ayat yaitu Allah swt. yang dikenal dengan Subjek. Dan 

maf’u>l-nya adalah kata ‘ala> rasu>lihi>, dengan memakai kaidah al-Jarr wa majru>run 

bihi>. Ala> (عىلىى)yang termasuk harfun jarr,87 dan rasu>lihi> sebagai majru>run bi ‘ala>, atau 

yang dikenal dengan objek dalam kalimat tersebut. 

Dalam kitab Tafsir al-Misbah, istilah hukum Islam dikatakan bahwa fai’ 

adalah apa yang diperoleh kaum muslimin dari musuh mereka, baik melalui 

peperangan maupun tanpa perang. Karena itu, kata ini lebih luas maknanya daripada 

kata gani>mah (غىنًيٍمىة), karena ini khusus yang diperoleh setelah peperangan. Ada juga 

ulama yang langsung memahami kata fai’ khusus untuk harta benda musuh yang 

diperoleh tanpa peperangan. Dan pendapat inilah yang sejalan dengan kandungan 

ayat tersebut.
88
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b. ً   ً   

Dari potongan ayat di atas terdapat satu kata kerja yaitu aujaftum (    ), 

yang berasal dari kata wajafa-yajifu-wajfan ( ػفيََ-كىجىػفىَ كىجٍفنػاَ-يَىً ), berarti bergoncang, 

bergetar, bergoyang.
89

 Dalam potongan ayat QS al-H{asyr diartikan dengan tidak 

kalian mengerahkan/menyegerakan,maka kamu tidak mempercepat lajunya lari kuda 

atau unta.
90

 

c.   

Kata khailin (  ) merupakan bentuk mas}dar dari kha>la-yakha>lu-khailan-wa 

khailah ( ػاؿىَ ػيٍلََ-اؿيَيَىىػَ-خى يػٍلىػةَ-خى كىخى ) yang berarti dugaan, atau sombong. secara istilah, 

kata tersebut menurut Ibnu Manz}ur dan Muhammad Ismail Ibrahim berarti ‘kuda’. 

Kuda dinamai khail (  ) dikarenakan ia terlihat sombong ketika berjalan.
91

 Kata 

khailin (  ) atau khayya>l (يَّػػاؿ  yang (فىػػارً ) berarti dekat dengan kata fa>ris (خى

bermakna penunggang kuda
92

 

d.  ً   

Kata rika>bin ( ) merupakan ism fa>’il (ركًىابوَ َ فىاعًلإسم ), yang berasal dari kata 

kerja rakiba-yarkabu-rika>ban ( ركًىابِنََ-يػىركٍىبيََ-رىكًبىَ ) yang berarti menunggang, menaiki, 

mengendarai.
93

 Kata ini ditambahkan setelah kosa kata yang dijelaskan sebelumnya, 

sebagai penambahan keterangan  bahwa kata rika>b ini tidak digunakan kecuali 

dalam arti ‘unta yang ditunggangi’. Jadi penunggang unta dinamai ra>kib ( .(رىاكًبهَ
94

 

e.   
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Kata yusallit}u (  ) termasuk ke dalam fi’il mud}a>ri’ yaitu menunjukkan 

kata kerja sedang/akan berlangsung, yang bermakna mengangkat menjadi 

pemimpin.
95

 Dalam potongan ayat QS al-H{asyr ini bermakna ‘memberikan 

kekuasaan’ yang ditujukan kepada Rasulullah saw. 

f.       

Potongan ayat ini terdapat 2 kata yaitu ahli (   ) dan al-qura> ( ). Kata 

ahli (   ) mempunyai dua akar kata dengan pengertian yang jauh berbeda. Akar 

kata yang pertama adalah iha>lah (إًىىالىة) yang secara bahasaberarti ‘lemak yang diiris’. 

Adapun akar kata yang kedua adalah kata ahl (  ) itu sendiri, yang baru bisa 

dipahami pengertiannya setelah dirangkaikan dengan kata lain sehingga membentuk 

suatu kata majemuk. Kata ahl ( ) dengan pengertian kedua inilah yang disebutkan 

di dalam al-Qur’an yang dirangkaikan dengan nama tempat tertentu berarti 

‘penghuni atau penduduk yang bermukim di tempat-tempat tersebut’.
96

 Adapun kata 

al-qura> ( ) jamak dari kata qaryah (قػىرٍيىة) yaitu mufrad. Kata ini diambil dari kata 

kerja qara>-yaqri>-qiran-qaryan ( قػىرٍيَنَ-قًرنل-يػىقٍرلً-قػىرىل ) yang berarti jama’a 

( ,(berkumpul=جَىىعىَ
97

 dalam surah ini ahlu al-qura> (     ) diartikan sebagai 

‘penduduk negeri-negeri’ dimana dan kapan pun
98

 termasuk yang dinaungi bersama 

Rasulullah saw. 

g.     

Kata waliz}i> al-qurba> (    ) terdapat satu kata kerja yaitu al-qurbu 

( ) dekat) lawan dari al-bu’du=الٍقيرٍبيَ ) jauh). Kata al-qurbu=الٍبػيعٍديَ  dekat) ini dapat=الٍقيرٍبيَ

digunakan pada tempat, waktu, hubungan, kedudukan, pemeliharaan ataupun 
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kemampuan (kekuasaan).
99

 Dalam ayat ini yang dimaksud adalah kaum kerabat 

Rasulullah saw. yaitu termasuk Bani Hasyim dan Bani al-Mut}t}alib. 

h.    

Kata al-yata>ma> (   ) diambil dari huruf al-ya>’ (الٍيىاء), al-ta>’ (التَّاء), dan al-

mi>m (الٍمًيٍم),100
 yaitu yatima (َيىتًمى), al-yutmu (َالٍيػيتٍمي) berarti yatim. Yatim adalah 

terputusnya seorang bayi dari bapaknya sebelum mencapai usia baligh.
101

 Hubungan 

kata ini dengan ayat tersebut adalah bahwa al-Qur’an memberikan alternatif dalam 

membiayai kebutuhan anak yatim, terutama tidak memiliki harta, dengan 

memberikan fay’ (فِء) yaitu kas negara yang didapat dari kafir z}immi> (ٍَذًمًٌي) dengan 

kompensasi jaminan keamanan dan perlindungan.
102

 Anak yatim dikenal juga dengan 

sebutan orang-orang fakir, karena kata fakir berasal dari kata (فقير) artinya hal yang 

lepas dari sesuatu atau yang patah tulang punggungnya. Dengan kata lain, anak 

yatim hampir sama dengan makna fakir, yaitu anak yang tidak mempunyai 

kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, 

hingga tempat tinggal. 

i.   

Kata al-masa>ki>n () diambil dari kata sakana (  yang berarti (سىكىنىَ

menetap (berdiam) nya sesuatu setelah sebelumnya bergerak.
103

 Kata ini disebut 

dalam al-Qur’an sebanyak 67 kali, tetapi khusus turunan kata al-masa>ki>n ( ) 

ini hanya ditemukan di dalam 6 ayat. Kata al-masa>ki>n ( ) ini berarti 

‘seseorang yang serba kekurangan di dalam kehidupannya’ sehingga kurang leluasa 

untuk bergerak karena berbagai keterbatasan yang ada padanya.
104 
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j.     

Kata ibni al-sabi>l (   ) terdiri dari dua kata, yaitu ibn ( ) yang 

berarti anak dan al-sabi>l ( ) berasal dari kata subulun (َسيبيله) yang terdiri dari 

tiga huruf, yaitu si>n ( ), ba> (ب), dan la>m (ؿ). Menurut Ibnu Faris, akar kata tersebut 

berkisar pada dua makna pokok, yaitu 'terlepasnya sesuatu dari atas ke bawah' dan 

'terbentangnya sesuatu'.
105

 Kata al-sabi>l ( ) juga berarti perjalanan (الطَّريًق).106
 

Jadi ibn al-sabi>l (    ) adalah menunjuk pada orang yang jauh dari rumahnya 

(musafir) dinisbatkannya pada orang yang jauh dari tempat tinggalnya, karena orang 

tersebut terlalu sering dijalanan.
107

 Orang ini termasuk kelompok yang mendapat 

sedekah dan juga fai’ terutama bila di dalam perjalanan tersebut ia kehabisan bekal. 

k.  

Kata al-du>latu (َكٍلىةي كٍلىةيَ) dan al-daulatu (الدُّ  adalah satu arti. Dikatakan (الدُّ

bahwa al-daulatu (َكٍلىةي  yang berarti perputaran, pergiliran dan peredaran digunakan (الدُّ

dalam harta, sedangkan al-du>latu (َكٍلىةي  digunakan dalam peperangan dan (الدُّ

kedudukan, dikatakan juga bahwa kata al-daulatu (َكٍلىةي  adalah nama sesuatu yangً(الدُّ

silih berganti bentuknya, sedangkan kata al-du>latu (َكٍلىةي  adalah kata mas}dar-nya (الدُّ

(kata infinitiv),
108

 

l.   

Kata al-aghniya>’ (   ) berasal dari kata ghani>y (ًَِغىن) yang terdiri dari 

huruf ghain (غ), nu>n (ف), dan ya>’ (م).
109

 Kata ghani>y (ًَِغىن) terdapat dua arti, pertama 

‘kecukupan’. Dan yang kedua ‘suara’. Dalam al-Qur’an kata ghani>y (ًَِغىن) dipakai 

dalam arti kaya, dan kaya ini mempunyai banyak jenisnya, salah satunya adalah 
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tidak mempunyai keperluan dan ini hanya berlaku bagi Allah swt.,
110

 ada juga jenis 

kaya yang keperluannya sedikit, artinya mereka yang merasa berkecukupan terhadap 

karunia Allah swt. dan kebanyakan dipakai dengan arti kaya jiwa (menerima semua 

ketetapan Allah swt. dengan lapang dada), dan jenis kaya selanjutnya adalah banyak 

kepemilikan sesuai dengan kebutuhan manusia,
111

 dan inilah yang dipakai maksud 

pada QS al-H{asy/59 ayat 7 tersebut. 

m.    ً  

Kata ma> a>ta>kum (  ً  ) terdiri dari ma> (مىا) yang berarti apa, kata a>ta> 

,’yang berarti ‘datang ,(أىتىى) <berasal dari kata ata (ءىاتىى)
112

 dengan tambahan madd 

 panjang pada awal kata kerja (fa>’ fi’il), maka artinya menjadi memberi. Adapun/(مدٌَ)

kum (ًْكُم) yang berarti kalian. Maksud kata di atas pada QS al-H{asyr/59: 7 adalah 

‘memberi kamu’, namun para ulama memperluas makna pesannya sehingga menjadi 

makna amarakum (ٍَأىمىرىكيم) yang berarti ‘dia perintahkan kamu’.
113

 

n.   

Kata fakhuz}u>hu (   ) terdapat beberapa makna seperti huruf fa (  yang(ؼىَ

berarti ‘maka’, dan kata kerja perintah (َالَمر  yang (خيذيكا) <yaitu kata khuz}u ,(فعل

berarti jamak dari kata akhaz}a ( ذىَ ,yang berarti mengambil (أىخى
114

 kata hu (  sebagai (قيَ

kata ganti dari apa yang diperintahkan tersebut kepada mereka yang beriman. 

o.   ً  

Kata ma> naha>kum (  ً ) terdiri dari ma> (مىا) yang berarti apa, naha> (ى  (نَى

yang mengandung arti ‘larangan supaya tidak melampaui batas’, kata ini terulang 

dalam al-Qur’an sebanyak 56 kali,
115

 dan kum (ٍَكيم) yang berarti kalian. Dalam QS 
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al-H{asyr/59 ayat 7 mengandung arti ‘apa yang dilarangnya bagi kamu’, yaitu 

perintah larangan terhadap benda yang tidak boleh diambil sesuai dengan hukumnya. 

p.   

Kata fantahu> (   ) terdapat beberapa kata tambahan yaitu huruf fa 

( ى) <berasal dari kata naha (إًنػٍتىوًَ) yang berarti ‘maka’, dan kata kerja intahi(ؼىَ  atau (نَى

intaha> (إًنػٍتػىهىى), kata ini berbentuk kata perintah dengan ditujukan secara jama’ 

(banyak) yang berarti ‘tinggalkanlah’.
116

 Yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh 

Allah swt.  

q.   

Kata wattaqu (   ) yaitu terdapat kata wa (  berarti dan, selanjutnya kata (كىَ

ittaqu> (  ) berasal dari kata waqa>-yaqi> ( يىقًىَ-كىقىى ) yang berarti menjaga sesuatu 

dari hal-hal yang dapat membahayakan dan menyakitinya.
117

 Dari waqa> (كىقىى) 

menjadi kata al-taqwa> (التػَّقٍوىل) mengandung arti menjadikan diri terpelihara dari 

sesuatu yang menakutkan.
118

 Dan inilah hakikat makna takwa, dengan seseorang 

takut akan pembalasan hari akhir dan azab api neraka maka perlu menaati apa 

diperintahkan oleh Allah swt. dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah swt. 

sehingga terpelihara diri dari perbuatan dosa. 

3. Muna>sabah Ayat 

Kajian pembahasan muna>sabah berawal dari kenyataan bahwa sistematika 

urutan ayat-ayat atau surah-surah al-Qur’an sebagaimana terdapat dalam mushaf 

Utsmani sekarang tidak berdasarkan pada kronologis turunnya. Dengan demikian, 

bahwa setiap kali ayat turun, Nabi saw. memberi tahu tempat ayat-ayat itu dari segi 

sistematika urutannya dan ayat-ayat atau surah-surah yang lainnya sambil 

memerintah sahabatnya untuk menulisnya.
119

 Jadi ilmu munasabah adalah bagian 
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dari ‘ulu>m al-Qur’an, yaitu ilmu tentang keterkaitan antara satu surah/ayat dan 

surah/ayat lain.
120

 

Munasabah yang penulis maksud adalah bertitik fokus pada QS al-H{asyr/59: 

6-7, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Muna>sabah ayat dengan ayat sebelumya 

Pada ayat sebelumnya yaitu QS al-H{asyr ayat 5 membahas tentang 

pengusiran kaum Yahudi Bani Nad}i>r dengan menebang beberapa pohon kurma Bani 

al-Must}alaq. Kemudian ayat enam ini membenarkan pengambilan harta mereka 

sebagai konsekuensi dari pembangkangan mereka selama ini.
121

 Selanjutnya ayat 

ketujuh menjelaskan tentang pembagian fai’ dan siapa-siapa yang berhak 

mendapatkan fai’ tersebut. 

b. Muna>sabah surah al-H{asyr dengan surah sebelumya 

Surah al-H{asyr menjelaskan tentang apa yang dijelaskan pada akhir surah 

sebelumnya yaitu surah al-Muja>dilah, tentang kuasa Allah swt. yang tampak dalam 

kenyataan, yakni meraih kemenangan buat Allah swt. pada Rasul-Nya serta 

merendahkan derajat musuh-musuh-Nya, karena Dia Maha Kuat lagi Maha 

Perkasa.
122

 

Dalam kitab Tafsir al-Munir, Wahbah al-Zuhaili mengemukakan tiga sisi 

relevansi QS al-H{asyr dengan surah sebelumnya, sebagai berikut: 

1. Sebelum QS al-H{asyr (yaitu QS al-Muja>dilah) disebutkan tentang orang 

yang menentang Allah swt. dan Rasul-Nya, serta sahabat yang membunuh 

kerabatnya yang kafir pada Perang Badar. Sementara, pada bagian depan 

surah al-H{asyr disebutkan tentang orang yang melawan Allah swt. dan 

Rasul-Nya berikut apa yang terjadi pasca perang Bani Nad}i>r, yaitu 

                                                             

120
Hasani Ahmad Said, Diskursus Munasabah al-Qur’an Dalam Tafsir al-Misbah, h. 7 

121
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mis}bah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. XIII, 

h. 528. 

122
Lihat QS al-Mujadilah/58: 21. Lihat juga M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mis}bah: Pesan, 

Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. XIII, h. 517. 



46 
 

 
 

pengusiran kaum Yahudi, dan memang perang Bani Nad}i>r terjadi setelah 

Perang Badar. 

2. Dalam surah sebelumnya, Allah swt. menginformasikan kemenangan dan 

pertolongan bagi para Rasul (terdapat dalam QS al-Muja>dilah/58: 21). 

Semantara itu, pada bagian depan surah al-H{asyr ini, disebutkan ayat yang 

memberi isyarat tentang bukti kemenangan itu atas kaum Yahudi (yaitu 

terdapat QS al-H{asyr/59: 2). 

3. Dalam surah sebelumnya, Allah swt. menjelaskan keadaan orang-orang 

munafik dan kaum Yahudi, serta hubungan persahabatan dan kasih sayang di 

antara mereka. Sementara dalam surah ini, Allah swt. menjelaskan apa yang 

menimpa Yahudi Bani Nad}i>r.
123

 

4. Penafsiran Ayat 

Penafsiran ayat QS al-H{asyr/59: 6-7 yang peneliti pakai adalah merujuk dari 

penjelasan pada kitab-kitab klasik dan kontemporer, yaitu: 

Dalam kitab Tafsir al-Azhar menjelaskan tentang QS al-H{asyr/59: 6-7 yakni 

hukum fai’ (harta rampasan perang) dan pembagiannya. Perang ini dijelaskan bahwa 

kaum mukminin tidak mengeluarkan usaha apapun untuk memerangi musuh bahkan 

sampai membunuh mereka. Karena peristiwa ini dikuasai langsung oleh Allah swt. 

dengan tangan-Nya sendiri tanpa perantara makhluk. Yang mana kedua ayat 

tersebut menerangkan tentang hukum fai’ dan memuat gambaran tentang kondisi-

kondisi kaum muslimin pada saat itu. Sebagaimana ia juga menetapkan tabiat dan 

karakter umat Islam sepanjang zaman, yaitu dari generasi ke generasi tidak berbeda 

dan kaum yang satu tidak berbeda dengan yang kaum yang lama, serta jiwa yang 

satu tidak berbeda dari jiwa yang lain. 

Sejalan dengan Tafsir Ibnu Katsir, beliau juga mengemukakan bahwa ayat 

tersebut menjelaskan tentang makna fai’, sifat, dan hukumnya. Beliau menjelaskan 

bahwa fai’ adalah segala sesuatu yang dirampas dari orang-orang kafir tanpa melalui 
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peperangan, dan tanpa mengerahkan kuda maupun unta, sebagaimana harta benda 

milik Bani Nad}i>r ini, di man kaum muslimin memperolehnya tanpa mengeluarkan 

kuda maupun unta. Dia berfirman,ً  ً  ً ً ً      ‚Dan apa saja harta 

rampasan (fai’) yang diberikan Allah swt. kepada Rasul-Nya (dari harta benda) 

mereka,‛ maksudnya adalah apa yang dikembalikan Allah swt. kepadanya dari harta 

orang-orang kafir,
124

 yakni harta Bani Nad}i>r,
125

 atau orang kafir atau Ahli Kitab 

yang disebutkan di bagian depan surah. 

Ada juga berpendapat bahwa kata afa>’a berarti radda wa a’a>da 

(mengembalikan), yakni menjadikan sesuatu untuknya. Lain halnya dengan 

gani>mah, yang harta benda rampasan yang diperoleh dengan pertempuran dan 

peperangan.
126

 Sebagian kalangan berpendapat bahwa fai’ adalah harta rampasan 

berbentuk iqa>ra>t (harta tidak bergerak, yaitu tanah), sedangkan ganimah adalah 

harta rampasan berbentuk manqu>la>t (harta bergerak).
127

 

Sebagian penafsiran  mengatakan bahwa harta-harta bani Nad}i>r yang telah 

jatuh ke tangan Rasul adalah kepunyaan Allah swt. dan Rasul-Nya, tidak dibagi 

seperti harta rampasan perang kepada tentara. Sebab, harta ini diperoleh tanpa 

mengangkat senjata. Mereka mengajukan usulan perdamaian dengan kemauannya 

sendiri. Karena nya, harta tersebut dipergunakan untuk kebajikan dan manfaat 

umum lainnya.
128

 

Kalimat selanjutnya        ً        ‚maka untuk 

mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor 
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unta pun,‛ yakni, unta. Mayoritas Mufassir berpendapat bahwa khayl adalah makna 

dari kuda/fa>ris, dan unta adalah makna dari kata rika>b.
129

 

Selanjutnya    ً    ً     ‚akan tetapi Allah swt 

memberikan kekuasaan kepada rasul-Nya terhadap siapapun yang Dia kehendaki‛, 

dengan kata lain, penaklukan atas musuh yang kuat seperti kaum Yahudi Bani Nad}i>r 

disebabkan adanya pertolongan dari alam gaib.karenanya, kaum muslim mengetahui 

bahwa Allah swt. itu Maha Kuasa, karena dapat mempermalukan dan menghinakan 

orang-orang yang kuat. Allah swt. juga juga mengambil peluang kemenangan dari 

satu kelompok dan memberikannya ke kelompok yang lain. Berkat perisriwa itu, 

kaum muslim dapat mempelajari peringatan-peringatan Allah swt. di medan 

pertempuran sekaligus memperhatikan tanda-tanda kebenaran dari seruan Nabi 

saw.
130

 Dengan demikian, mereka kemudian mengabdi dan berserah diri kepada Zat 

Suci Allah swt. dalam kehidupan mereka. Kemudian penafsiran 

selanjutnya        ً    ‚dan Allah swt. Mahakuasa atas segala sesuatu‛. 

Allah swt. berbuat menurut kehendak-Nya. Adakalanya Allah swt. mengalahkan 

musuh-musuh Nabi saw. dengan sungguh-sungguh melalui pertempuran dan 

kadangkala Allah swt. mengalahkan musuh tanpa melalui pertempuran, sebagaimana 

yang telah terjadi atas bani Nad}i>r. Mereka menyerah kalah, walaupun mereka berada 

dalam benteng yang kokoh.
131

 

Jika pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 6 ini telah menetapkan bahwa harta 

rampasan yang diperoleh dari Bani an-Nad}i>r diserahkan Allah swt. sepenuhnya 

kepada Rasul saw., maka pada ayat selanjutnya menjelaskan harta rampasan yang 

akan diperoleh pada masa-masa yang akan datang. Dengan merincikan orang yang 
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berhak mendapatkan fai’ tersebut yang diperoleh dari Bani al-Nad}i>r, sekaligus 

menjelaskan hukum fai’ kapan dan di mana pun diperoleh.
132

  

Selanjutnya           ً   ً   kalimat ini berposisi sebagai 

penjelas untuk ayat sebelumnya. Yakni, apa yang Allah swt. berikan kepada Rasul-

Nya dari harta benda para penduduk negeri-negeri yang ditaklukkan tanpa 

peperangan, seperti al-S{afra>’, Wadi al-Qura>, dan Yanbu’, ً maka harta tersebut 

sepenuhnya terserah Allah swt. Dia memerintahkan apa saja yang dikehendaki-Nya 

menyangkut harta itu. Ada yang mengatakan bahwa harta rampasan dibagi menjadi 

enam bagian, dan bagian Allah swt. dipergunakan untuk membangun dan 

memakmurkan Ka’bah dan segenap masjid-masjid yang lain. 

Ada pula yang menyatakan dibagi menjadi lima bagian. Adapun penyebutan 

Allah swt. disini adalah sebagai bentuk pengagungan. Pada masa sekarang, bagian 

Rasulullah saw. diserahkan kepada imam atau kepada pasukan, atau untuk 

kemaslahatan-kemaslahatan kaum Muslimin.  ً   yaitu kaum kerabat Nabi 

Muhammad saw. dari Bani Hasyim dan Bani al-Mut}t}alib.      anak-anak kecil 

kaum Muslimin yang kehilangan bapak dan mereka adalah orang-orang 

fakir.    dan orang-orang Islam yang miskin.ً ً     orang Islam yang 

kehabisan bekal di tengah perjalanan.
133

 

Kemudian     yaitu supaya fai’ atau harta itu tidak hanya berputar 

di antara orang-orang kaya. Ini adalah illat fai’ dibagi dengan cara seperti itu. 

Kata   maksudnya adalah mutada>wilan (berputar, beredar). Sedangkan ad-daulah 

dengan huruf dal dibaca fathah, artinya adalah keadaan yang berputar silih berganti 

(perputaran roda kehidupan).
134
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Selanjutnya,         ً   ‚apa yang diperintahkan oleh 

Rasulullah saw., laksanakanlah‛ dan kalimat selanjutnya,          yaitu 

‚apa yang beliau larang bagi kalian, jauhilah‛. Sesungguhnya beliau tidak lain pasti 

memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. Jika Rasulullah saw. memberi 

kalian sesuatu dari harta fai’ misalnya, ambil dan terimalah karena itu halal. Apabila 

beliau tidak memberi kalian sesuatu dari fai’, janganlah kalian coba-coba mendekati 

harta itu. Sesungguhnya beliau melakukan itu dengan berdasarkan wahyu dan beliau 

tidaklah mengucapkan menurut kemauan hawa nafsu.
135

 

Selanjutnya,         ًً      ‚dan bertakwalah kepada Allah 

swt. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya‛. Takutlah kalian kepada Allah 

dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-

Nya. Sesunguhnya Allah swt. amat keras siksa dan hukuman-Nya terhadap orang 

yang mendurhakai-Nya, menentang dan menolak perintah-Nya, melakukan hal-hal 

yang dilarang-Nya. Ayat tersebut mencakup setiap hal wajib bagi kita untuk 

bertakwa didalamnya serta memotivasi manusia untuk melaksanakan perintah-

perintah dan menjauhi larangan-larangan.
136
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BAB IV 

FAI’ DALAM QS AL-H{ASYR/59: 6-7 

A. Hakikat Fai’ dalam QS al-H{asyr/59: 6-7 

Hakikat fai’ dapat dilihat dari beberapa penafsiran dari QS al-H{asyr/59: 6-7, 

karena dari kosa kata (mufrada>t) terdapat dasar dari fai’ itu sendiri, yakni diartikan 

sebagai harta rampasan yang diperoleh dari kaum kafir tanpa melalui peperangan, 

kembalinya harta orang yang taat yang sebelumnya dipegang orang kafir. 

Allah swt. berfirman dalam QS al-H{asyr/59: 6-7 sebagai berikut: 

 ً ًًً  ً  ً ً   ً ًًًً ً ًً ً ً

ًً  ًً ًًًً ًً ً ً ً  ًًً  ًً ً ًً

   ً ً   ً   ً   ً ً ًًً ًًً  ً ًً

 ً  ً  ً  ً ً  ًً  ًً  ًًً ًً ً  ًًًًً

Terjemahnya: 

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah 
swt. kepada Rasul-Nya dari mereka, tidak (perlu) kamu memacu kuda atau 
unta (untuk mendapatkannya). Akan tetapi, Allah swt. memberikan kekuasaan 
kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Allah swt. 
Mahakuasa atas segala sesuatu. Apa saja (harta yang diperoleh tanpa 
peperangan) yang dianugerahkan Allah swt. kepada Rasul-Nya dari penduduk 
beberapa negeri adalah untuk Allah swt., Rasulullah saw., kerabat (Rasulullah 
saw.), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) 
agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 
kamu. apa yang diberikan Rasulullah saw. kepadamu terimalah. Apa yang 
dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah swt. 
Sesungguhnya Allah swt. sangat keras hukuman-Nya.

137
 

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dikatakan bahwa fai’ 

yakni harta rampasan, yang dikembalikan, yakni diserahkan. Yaitu berasal dari kata 

afa>’a (أفاء), fa>’a (فاء), dan fai’ (فِء) yang pada mulanya berarti ‘kembali bayangan 

ketempatnya semula’. Yang pada asalnya harta itu adalah milik Allah swt. dan 

kemudian menghendaki agar harta yang diperoleh dan digunakan sesuai tuntunan-

Nya. Sebagian ulama mengatakan bahwa fai’ lebih luas maknanya daripada kata 

gani>mah (غنيمة), karena dikatakan fai’ adalah apa yang diperoleh kaum muslimin dari 

musuh mereka, baik melalui peperangan maupun tanpa perang. Sedangkan gani>mah 
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َ(غنيمة) ini digunakan khusus yang diperoleh setelah peperangan. Ada juga ulama 

yang langsung memahami kata  khusus harta benda musuh yang diperoleh tanpa 

peperangan, tanpa adanya genjatan senjata. Pendapat inilah sejalan dengan 

kandungan makna ayat di atas.
138

 

Dalam penafsiran Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa kata afa>’a berarti 

radda wa a’a>da (mengembalikan), yakni menjadikan sesuatu untuknya. Hukum fai’ 

menurut beliau yang pahami dari semua keterangan yang ada, bahwa harta rampasan 

dari tangan musuh ada tiga macam. Pertama, harta gani>mah berbentuk harta 

bergerak yang didapatkan secara paksa dan melalui peperangan. Kedua, harta 

rampasan berbentuk harta bergerak yang diperoleh secara damai tanpa melalui 

peperangan, tanpa mengerahkan kuda dan tidak pula unta. Harta rampasan ini 

khusus untuk Rasulullah saw. dan beliau bebas menggunakannya sesuai keinginan 

beliau. Dan ketiga,harta rampasan fai’ berebentuk harta tidak bergerak yang dibagi 

dan didistribusikan untuk kemaslahatan-kemaslahatan umum setelah masa 

Rasulullah saw.
139

 

Imam al-Syaukani dalam Tafsir Fathul Qadir mengatakan bahwa wama> afa>’a 

Alla>h (َأفىاءىَالل  maksudnya adalah ‘apa yang dikembalikan Allah’, dikatakan qad (كىمىا

yafi>’u (ََيىفًيٍءي ) yaitu raja’a (قىدٍ ,(kembali=رىجىعىَ
140

 sama seperti radda (ََّرىد),
141

 yaitu 

kembalinya harta Allah swt.
142

 kepada Nabi Muhammad saw.
143

 dari tangan orang-
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orang kafir tanpa melalui peperangan,
144

 bahkan tanpa menunggangi kuda maupun 

unta untuk mendapatkan harta tersebut.
145

 Harta yang dimaksud adalah harta kaum 

kafir penduduk negeri-negeri seperti bani Quraiz}ah,
146

 bani Nad}i>r, Fadak, dan 

Khaibar.
147

 Yaitu pada waktu itu masih dalam pemerintahan para sahabat nabi, yaitu 

khulafa>’ur Ra>syidi>n. 

Jadi yang dimaksud fai’ yang sesuai dalam QS al-H{asyr/59: 6-7, adalah 

berupa harta yang diperoleh dan diberikan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad 

saw. yang kemudian beliau sendiri membagikan untuk para istrinya untuk keperluan 

selama 1 tahun, membagikan kepada orang yang termasuk kategori di ayat 7, 

sebagai penjelas bahwa jika beliau wafat, maka ayat 7 di surah inilah yang menjadi 

rujukan daripada pembagian fai’  tersebut. 

B. Bentuk Fai’ dalam QS al-H{asyr/59: 6-7 

Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan bahwa ada sebagian 

kalangan berpendapat bahwa fai’ adalah harta rampasan berbentuk ‘iqa>ra>t (harta 

tidak bergerak, seperti tanah), sedangkan ghani>mah adalah harta rampasan 

berbentuk manqu>la>t (harta bergerak).
148

 

Ada juga yang berpendapat fai’ secara etimologi berarti pajak. Secara 

epistimologi fai’ adalah harta yang diperoleh dari musuh non muslim bukan dari 

peperangan, tetapi orang-orang non muslim memberikannya secara suka rela dan 

ikhlas (tanpa ada unsur paksaan dari mereka setelah adanya perjanjian dengan 
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pemerintah Islam). Hukum fai’  adalah termasuk jizyah (pajak yang dipungut dari 

non muslim), kharaj (pajak tanah),
149

 hibah, harta warisan kaum z}immi> yang tidak 

mempunyai ahli waris dan sebagainya.
150

 

Jizyah (الْزية) berasal dari kata jaza>-yajzi> ( جزية-يَزل-جزل ) yang berarti 

balasan. Kata jizyah juga diartikan dengan al-D{aribah bermakna upeti pajak. 

Menurut istilah syara’ makna jizyah diartikan dengan sejumlah mata uang yang 

terpikul pada pundak orang yang berada dibawah tanggungan kaum muslimin dan 

melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin dari ahli kitab (perlindungan 

bagi orang kafir z}immi)151
. Landasan hukum jizyah terdapat dalam QS al-Taubah/9 

ayat 29.
152

 Istilah sekarang yaitu pembayaran visa. Orang asing yang membayar visa, 

berarti sama dengan orang tersebut membayar jizyah, yaitu membayar kepada 

pemerintah di negara yang ditempati sebagai jaminan agar terjaga keamanan diri 

orang luar tersebut dari orang yang ingin mencelakainya. 

Adapun kharaj, akar katanya adalah kharaja-yakhruju-khuru>jan ( -يَرج-خرج
 artinya keluar atau sejenis pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki (خركجا

oleh non muslim. Kharaj artinya bea, pajak dan belasting. Dalam istilah syar’i kharaj 

adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam. 

Makna lain dari kharaj adalah pajak bumi yang diwajibkan oleh kepala negara 

kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan negara.
153

 Istilah 

sekarang dikatakan pajak bumi dan bangunan. 

Jadi bentuk fai’ adalah semua jenis harta baik berupa harta yang tidak 

bergerak yaitu berupa tanah yang diambil dari sebuah perkampungan ataupun 
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negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, misalnya perkampungan yang 

disebut Bani Nad}i>r, maupun harta yang bergerak atau berpindah tempat seperti uang 

(baik itu berupa uang yang ditinggal dari pengusiran suatu penduduk dikarenakan 

melanggar perjanjian, maupun uang berupa pendapatan dari tanah-tanah tersebut 

yang digunakan untuk kepentingan bersama dan membiayai keperluan negara 

berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah),
154

 senjata, barang dagangan sama dengan 

gani>mah, hanya yang membedakan adalah barang yang didapat tidak melalui 

peperangan yaitu dengan jalan damai. Pada masa sekarang bentuk fai’ sama juga 

dengan barang sitaan antar negara, misal suatu barang yang dikirim dari negara lain, 

dan disita dikarenakan ada pelanggaran khusus. 

C. Urgensi Fai’ dalam QS al-H{asyr/59: 6-7 

Kitab suci al-Qur’an adalah petunjuk bagi orang yang berakal dan tidak 

pernah tertinggal di masa yang akan datang. Siapa yang mengikuti tuntunan dari 

kalam Allah swt. tersebut, maka niscaya mereka akan tidak akan tersesat. Dan 

barang siapa yang berpaling, maka mereka jelaslah akan merugi. 

Setiap apa yang termaktub dalam ayat al-Qur’an pasti mempunyai makna 

yang luas, dan mempunyai maksud tertentu. Adapun urgensi yang dapat diambil dari 

mempelajari atau mentadabburi daripada fai’ sesuai yang termaktub dalam QS al-

H{asyr/59 ayat 6 dan 7, adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai Bentuk Kesadaran Bahwa Adanya Kuasa Allah swt. 

Memahami sejarah pengambilan fai’ yang diperoleh orang mukmin sehingga 

tidak adanya peperangan, disebabkan karena adanya kuasa Allah swt. disebutkan 

dalam QS al-H{asyr/59: 6, yaitu pada potongan ayat َلكنٌَاللَيسلٌطَرسلوَعلىَمنَيشآءَك
كَلٌَشيءَقدير -tetapi Allah swt. yang memberikan kekuasaan kepada rasul‚ كاللَعلى

Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah swt Mahakuasa atas segala 

sesuatu‛. Dengan membolak-balikkan hati suatu kaum yang membuat kaum tersebut 
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menyerah dan bahkan meninggalkan kampung halamannya demi keselamatan jiwa 

raganya. 

Disebutkan penaklukkan atas musuh yang kuat seperti kafilah kaum Yahudi 

Bani Nad}i>r dengan adanya pertolongan dari alam gaib. Karenanya, kaum muslim 

mengetahui bahwa Allah swt. Mahakuasa, karena Dia dapat mempermalukan dan 

menghinakan orang-orang yang kuat. Allah swt. juga mengambil peluang 

kemenangan dari satu kelompok dan memberikannya ke kelompok yang lain. Berkat 

peristiwa itu, kaum muslim dapat mempelajari peringatan-peringatan Allah swt. di 

medan pertempuran, sekaligus memperhatikan tanda-tanda kebenaran dan seruan 

dari Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, mereka yaitu orang mukmin akan 

mengabdi dan berserah diri kepada Allah swt.
155

 Yang Mahakuasa atas segala 

sesuatu, Dia Maha Perkasa, tidak dapat dikalahkan, tidak dapat dicegah, bahkan 

karena kuasa-Nya, Dia-lah yang mengalahkan segala sesuatu.
156

 

Jadi hal ini dapat menjadi pelajaran bahwa setiap manusia tidak akan bisa 

lepas dari kekuasaan Allah swt. Sepatutnya dalam setiap hal selalu sandarkan 

kepada Allah swt., karena dengan kuasa-Nya, dengan izin Allah swt. akan 

dimudahkan dalam setiap urusan. Dan apabila mengalami kesusahan, dengan izin 

Allah swt. pasti akan menemukan jalan keluarnya dan semua itu adalah mutlak 

karena kehendak Allah swt. 

2. Sebagai Pelajaran Agar Harta (Baik Pembahasan Fai’ Secara Khusus Maupun 

Harta Secara Umum) Tidak Memonopoli Daripada Harta Tersebut 

Harta rampasan (fai’) sudah jelas hanya untuk Rasulullah saw., kemudian 

setelah wafatnya, harta tersebut diserahkan kepada pemimpin untuk dibagikan 

secara menyeluruh dan sesuai dengan apa yang ditetapkan di kitab suci al-Qur’an. 

Allah berfirman dalam QS al-Anbiya>’/21: 73 sebagai berikut: 
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   ًً  ً ً    ً  ً ً   ً ً   ً  ً  ًً

  ً ً ًً

Terjemahnya: 

Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk  
atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat 
kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami 
mereka menyembah.

157
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemimpin umat yang baik dalam 

membimbing masyarakat adalah dengan berlandaskan al-Qur’an. Menjelaskan sosok 

pemimpin yang memberikan dampak manfaat yang banyak dalam kehidupan rakyat 

secara keseluruhan. 

Dalam menyikapi masalah harta, sepatutnya para pemimpin agar 

menggunakan harta yang dimiliki oleh negara untuk kemaslahatan bersama. 

Membagikan harta negara dengan seadil-adilnya. Dalam potongan QS al-H{asyr/59 

ayat 7 dijelaskan َمنكم َالْغنيآء َبين َدكلة َلَيكوف  dikatakan bahwa ‚agar harta itu كى

jangan hanya beredar  diantara orang-orang kaya saja diantara kamu‛. Sebagian 

mufassir al-Qur’an menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Dijelaskan bahwa setelah 

kekalahan Bani Nadhir, sejumlah pemuka kaum muslimin datang kepada Nabi saw. 

Mereka meminta beliau untuk mengambil bagian beliau sendiri dan seperempat dari 

rampasan, kemudian meninggalkan sisanya untuk mereka bagikannya diantara 

mereka sendiri, sebagaimana umum dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam. 

Maka, ayat tersebut turun memperingatkan mereka agar tidak membiarkan harta itu 

hanya beredar dilingkup orang-orang kaya saja.
158

 

Ayat tersebut menjelaskan prinsip fundamental tentang ekonomi Islam yang 

meskipun menghargai kepemilikan pribadi, namun harta tidak diharapkan berada di 

antara sekolompok manusia saja. Namun demikian, bukan berarti bahwa kita bisa 

menetapkan hukum kita sendiri dan mengambil harta kelompok tertentu, lantas 

membiarkan harta beredar di kelompok lain. Ayat di atas menjelaskan bahwa jika 

hukum-hukum Islam mengenai penanganan harta dan kewajiban seperti khumus, 
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zakat, serta upeti, termasuk hukum baitul ma>l dan rampasan perang diperhatikan 

secara benar, maka kepentingan publik akan terpenuhi dan kaum muslim tidak akan 

terpecah menjadi minoritas orang kaya dan mayoritas orang miskin.
159

 

Ayat tersebut juga diambil sebagai dasar perdagangan, yaitu agar tidak 

memonopoli harta untuk orang kaya saja. Karena dengan banyaknya persaingan 

dalam berdagang tentu semua bertujuan untuk bagaimana agar para konsumen tetap 

setia menjadi langganan dari suatu toko. Permasalahannya disini adalah seharusnya 

dalam hal persaingan jangan disamakan keadaan pedesaan dan kota. Jika ada yang 

membangun bangunan yang seperti supermaket di desa, justru akan membuat para 

toko lain menjadi vakum, kekurangan langganan. 

Hal ini juga sama dengan bantuan dari pemerintah, baik dalam bantuan dana 

desa, maupun bantuan dana dari sekolah. Jangan harta tersebut dibagikan hanya 

pada keluarga dekat pemerintah, apalagi keluarga tersebut termasuk kategori 

mampu. Seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan dan dibagikan 

secara adil. 

Jadi dalam kaitan pembahasan ini dimaksudkan agar harta tersebut tidak 

jatuh ke tangan orang-orang kaya dan beralih ke tangan di antara mereka saja, 

sehingga orang-orang miskin tidak mendapatkannya.
160

 Tetapi fai’ harus dibagikan 

secara adil kepada orang-orang yang disebutkan dalam QS al-H{asyr/59: 7 tersebut. 

3. Apa yang Diperintahkan Allah swt. dan Rasul-Nya, Harus Diterima/Dilaksanakan, 

dan Apa yang Dilarang, Harus Ditinggalkan 

Dalam potongan ayat QS al-H{asyr/59: 7, آَءاتاكمَالرسوؿَفخذكهَكماَنَكمَعنوَكم
 ,yakni ‚apa yang diberikan/perintahkan oleh Rasulullah saw. kepada kalian فانتهوا

maka terimalah/kerjakanlah, dan apapun yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah/jauhilah‛, karena beliau hanyalah memerintah kalian untuk 
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megerjakan kebaikan, dan melarang dari keburukan.
161

 Jika Rasulullah saw. 

memberikan bagian dari fai’ contohnya, maka hal tersebut ambillah dan terimalah 

karena hal itu termasuk kebaikan darimu. Adapun yang dilarang, tidak memberi 

kalian harta dari fai’ tersebut, maka jangan sekali-kali mengambilnya. 

Potongan ayat tersebut, bukan hanya bersifat khusus pada pembahasan 

tentang fai’ saja, melainkan dapat juga diambil sebagai kaidah umum. Seperti hadis 

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ra. ia berkata: 

يػٍبىةىَ َبٍنيَإًبػٍرىاىًيمى،َكىعيثٍمىافيَبٍنيَأىبَِشى ثػىنىاَإًسٍحىاؽي ََ-حىدَّ سٍحىاؽى ريًره،َعىنٍَمىنٍصيورو،َعىنٍَ-كىاللَّفٍظيَلًًْ َجى ،َأىخٍبػىرىنَى
َالليَالٍوىاشًِىاتًَكىالٍميسٍتػىوٍشًِىاتًَ:َ»إًبػٍرىاىًيمى،َعىنٍَعىلٍقىمىةى،َعىنٍَعىبٍدًَاًلل،َقىاؿىَ كىالٍميتػىنىمًٌصىاتً،َ ،َكىالنَّامًصىاتًَلىعىنى

َاللًَ َخىلٍقى ىاتً َالٍميغىيرًٌ َللًٍحيسٍنً َكىالٍميتػىفىلًٌجىاتً َقىاؿىَ« َيػىعٍقيوبى َأيّـُ َلهىىا: َيػيقىاؿي َأىسىدو َبىنًِ َمًنٍ َامٍرىأىةن َذىلًكى َفػىبػىلىغى :
َبػىلىغىنًَِ َحىدًيثه َمىا َفػىقىالىتٍ: َفىأىتػىتٍوي َالٍقيرٍآفى، َتػىقٍرىأي ََكىكىانىتٍ َأىنَّكى َالٍوىاشًِىاتًَعىنٍكى ،َكىالٍميسٍتػىوٍشًِىاتًَ لىعىنٍتى

َعىبٍديَاًلل:َ َاًلل،َفػىقىاؿى ىاتًَخىلٍقى َ كىمىاَلَِلَىَ»كىالٍميتػىنىمًٌصىاتًَكىالٍميتػىفىلًٌجىاتً،َلًلٍحيسٍنًَالٍميغىيرًٌ َرىسيوؿي أىلٍعىنيَمىنٍَلىعىنى
َفَِ َكىسىلَّمى؟َكىىيوى اَ«َكًَتىابًَاللًَاًللَصىلَّىَالليَعىلىيٍوً َالٍميصٍحىفًَفىمى َلىوٍحىيً َبػىيٍنى َمىا َقػىرىأٍتي رٍأىةي:َلىقىدٍ فػىقىالىتًَالٍمى

َفىخيَ كيميَالرَّسيوؿي َكىجىلَّ:َ}كىمىاَآتاى عىزَّ َالليَ دٍتيًوً،َقىاؿى كَينٍتًَقػىرىأتٍيًوًَلىقىدٍَكىجى :َ"َلىئًنٍ دٍتيويَفػىقىاؿى ذيكهيَكىمىاَنػىهىاكيمٍَكىجى
:7َهيوا{َ]الْشر:َعىنٍويَفىانػٍتػىَ َالٍْفى،َقىاؿى َعىلىىَامٍرىأىتًكى ا َمًنٍَىىذى يػٍئنا َأىرىلَشى رٍأىةي:َفىإًنًٌّ اذٍىىبًَ»[َ"َفػىقىالىتًَالٍمى
يػٍئنا،َفىجىاءىتٍَإًلىيٍوًَ«فىانٍظيرمً َشى :َفىدىخىلىتٍَعىلىىَامٍرىأىةًَعىبٍدًَاًللَفػىلىمٍَتػىرى يػٍئنا،َفػىقىَ ،َقىاؿى َشى :َفػىقىالىتٍ:َمىاَرىأىيٍتي اؿى

نُيىامًعٍهىا» َلَىٍَ كَىافىَذىلًكى 162ََ)ركاهَمسلم(«أىمىاَلىوٍ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Isha>q Ibn Ibra>hi>m dan 'Us|ma>n Ibn Abu 
Syaibah; Dan lafaz} ini miliknya Isha>q; Telah mengabarkan kepada kami Jari>r 
dari Mans}u>r dari Ibra>hi>m dari 'Alqamah dari 'Abdullah ia berkata; ‚Allah telah 
mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan 
tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut 
bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan 
yang merubah ciptaan Allah.‛ Ternyata ucapan 'Abdullah Ibn Mas'u>d itu 
sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu 
Ya'qu>b yang pada saat itu sedang membaca al-Qur'an. Kemudian wanita itu 
datang kepada Ibnu Mas’u>d sambil berkata; ‚Hai ‘Abdullah, apakah benar 
berita yang sampai kepadaku bahwasanya kamu mengutuk orang-orang yang 
minta dicabut bulu mata wajahnya dan orang yang merenggangkan giginya 
demi kecantikan dan merubah ciptaan Allah swt.?‛ ‘Abdullah Ibn Mas'u>d 
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menjawab; ‚Bagaimana aku tidak akan mengutuk orang-orang yang dikutuk 
oleh Rasulullah saw., sedangkan hal itu ada dalam al-Qur'an?‛. Wanita itu 
membantah; ‚Aku sudah membaca semua ayat yang ada di antara sampul 
mushaf, tetapi aku tidak menemukannya.‛ Ibnu Mas'u>d; ‚Apabila kamu benar-
benar membacanya, niscaya kamu pasti akan menemukannya. Allah swt. telah 
berfirman dalam al-Qur'an: ‚Apa yang disampaikan rasul kepadamu terimalah 
dan apa yang dilarang untukmu tinggalkanlah.‛ (QS al-H{asyr/59: 7). Wanita 
itu berkata; ‚Aku melihat apa yang kamu bicarakan ada pada istrimu 
sekarang.‛ Ibnu Mas'u>d menjawab; ‚Pergi dan lihatlah ia sekarang!‛. Lalu 
wanita itu pergi ke rumah ‘Abdullah Ibn Mas'u>d untuk menemui istrinya. 
Namun, ia tidak melihat sesuatu pun pada dirinya. Akhirnya ia pergi menemui 
Ibnu Mas'u>d dan berkata; ‚Benar, aku memang tidak melihat sesuatu pun pada 
diri istrimu.‛ Ibnu Mas'u>d pun berkata; ‚Ketahuilah, jika ia melakukan hal apa 
yang aku katakan itu, tentunya aku tidak akan menggaulinya lagi.‛ 

4. Sebagai Bentuk Ketakwaan Kepada Allah swt. Serta Mengancam dengan Siksa 

yang Sangat Pedih Bagi Orang yang Melampaui Batas. 

Orang yang bertakwa kepada Allah swt., berarti menaati semua apa yang 

diperintahkan, bahkan itu sudah menjadi kebiasaan tanpa ada rasa dalam hati berat 

untuk menjalaninya. Dan takut akan segala bentuk yang membuat Allah swt. murka. 

Sehingga ketika ada jabatan dalam hal pengurusan masalah harta, tentu mereka akan 

sangat hati-hati dan teliti dalam pembagian harta tersebut. 

Harta mempunyai pengaruh besar terhadap suatu negeri. Makmurnya suatu 

negeri disebabkan karena pembagian harta secara merata. Hendaknya mereka yang 

paham akan besarnya ganjaran pahala dan makmurnya rezki orang disebabkan 

karena dermawannya yang mempunyai harta. Dan hendaknya selalu memperbaharui 

niat karena takut akan adanya bisikan hati untuk menjadi riya’ terhadap sesuatu 

yang diberikan. 

Dalam hadis dikatakan: 

عًَ َسى َبٍني ثػىنىاَيَىٍيَى :َحىدَّ ثػىنىاَسيفٍيىافي،َقىاؿى :َحىدَّ َالزُّبػىيٍرً،َقىاؿى َبٍني َاللًََّّ َعىبٍدي يٍدًمُّ ثػىنىاَالْيمى :َحىدَّ َالْىنٍصىارمًُّ،َقىاؿى يدو
عٍتيَ :َسَىً ،َيػىقيوؿي َاللَّيٍثًيَّ َكىقَّاصو عىَعىلٍقىمىةىَبٍنى ،َأىنَّويَسَىً ََأىخٍبػىرىنَّمُيىمَّديَبٍنيَإًبػٍرىاىًيمىَالتػَّيٍمًيُّ َالْىطَّابًَرىضًيى َبٍنى عيمىرى

َصىلَّىَالليَ َاللًََّّ َرىسيوؿى عٍتي :َسَىً عىنٍويَعىلىىَالمنًػٍبَىًَقىاؿى َ:َ»َعىلىيٍوًَكىسىلَّمىَيػىقيوؿيَاللََّّيَ َبًِلنًٌيَّاتً،َكىإًنََّّىاَلًكيلًٌ إًنََّّىاَالْىعٍمىاؿي
َ َامٍرىأىةو َإًلَى َأىكٍ َييصًيبػيهىا، َدينػٍيىا َإًلَى َىًجٍرىتيوي كَىانىتٍ َفىمىنٍ َنػىوىل، َمىا َامٍرئًو رى َىىاجى َمىا َإًلَى َفىهًجٍرىتيوي يػىنٍكًحيهىا،

 163)ركاهَالبخارم(«إًلىيٍوًَ
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami al-Humaidiy ‘Abdullah Ibn al-Zubair dia 
berkata, telah menceritakan kepada kami Sufya>n yang berkata, bahwa telah 
menceritakan kepada kami Yahya> Ibn Sa'i>d al-Ans|a>riy berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Muhammad Ibn Ibra>hi>m al-Taimiy, bahwa dia 
pernah mendengar ‘Alqamah Ibn Waqa>s} al-Lais| berkata; saya pernah 
mendengar ‘Umar Ibn al-Khat}t}a>b ra. di atas mimbar berkata; saya mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: ‚Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) 
bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa 
niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang 
perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia 
niatkan‛. 

Dikatakan dalam penafsiran Wahbah al-Zuhaili bahwa mengapa harta 

tersebut diberkan kepada Rasul-Nya, karena beliau adalah hamba yang taat kepada 

Tuhannya pada apa yang Dia perintahkan kepada beliau, dan harta layaknya adalah 

memang hanya untuk orang-orang yang taat.
164

 Jadi dengan menjadikan pada diri 

hamba yang taat pada perintah Allah swt., dengan berpedoman pada al-Qur’an dan 

Sunnah niscaya terhindar dari bentuk kesesatan dan baik terhadap mengelola harta. 

Dan menutup pada QS al-H{asyr/59 ayat 7, yaitu َالعقاب َشديد َالل  إفٌ
‚sesungguhnya Allah swt. amat keras hukumannya‛. Patut diperhatikan bahwa ayat 

tersebut diwahyukan berkaitan dengan distribusi rampasan perang yang diperoleh 

dari Bani Nad}i>r, tapi konteks umum menyiratkan sebuah perintah yang berlaku bagi 

segala lingkup kehidupan kaum muslim, sehingga jelas dengan tegas 

memperingatkan bagi orang-orang yang melampaui batas, tidak peduli terhadap 

siksaan Allah swt. yang pedih.
165

 

Hal ini juga termasuk kaidah umum, bukan hanya pada pembahasan 

pembagian harta yang seharusnya dibagi secara merata. Tetapi berlaku pada masalah 

yang lain. Jadi, apapun yang dilarang maka harus ditinggalkan demi kebaikan dan 

keselamatan sendiri. Meninggalkan larangan dan konsisten menjalankan perintah-

Nya bagian dari sebuah kesabaran karena merupakan refleksi ketahanan spritual 
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seorang muslim.
166

 Maka sekiranya sangat perlu untuk memperhatikan pembahasan 

mengenai fai’ ini agar tidak ada yang menyimpan pada pemahaman dari pembahasan 

tersebut, dan setiap muslim tunduk dan patuh kepada kebijaksanaan dan apa yang 

ditetapkan Rasulullah saw. dalam bidang apapun, baik secara tegas dijelaskan dalam 

al-Qur’an maupun dalam hadis nabi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dengan melihat beberapa penafsiran dari para mufassir terhadap fai’ dalam 

QS al-H{asyr/59 ayat 6 dan 7 dari berbagai sumber, maka penulis dapat mengambil 

beberapa kesimpulan berdasarkan hasil pemikiran dari buku penafsiran dan buku 

yang membahas secara gamblang tentang fai’ yang bukan termasuk didalamnya 

perampokan, yaitu sebagai berikut: 

1. Fai’ secara bahasa yakni afa>’a, fa>’a, sama dengan radda, raja’a yang memiliki 

makna mengembalikan. Fai’ dalam QS al-H{asyr/59 ayat 6 menjelaskan bahwa 

harta orang kafir yang didapatkan kembali kepada orang beriman, yaitu Nabi 

Muhammad saw. sebagai hamba yang taat. Dan pada ayat 7 menjelaskan lebih 

rinci lagi tentang harta tersebut untuk menjawab pertanyaan yang akan datang 

bahwa bagaimana jika Rasulullah saw. wafat, siapa yang dapat bagian dari fai’ 

tersebut. Terkait dalam penjelasan ayat 7 tentang kerabat Rasul mendapatkan 

bagian dari fai’ ini, khalifah ‘Umar Ibn al-Khat}t}a>b r.a. kemudian menjelaskan 

bahwa ayat ini telah di-naskh pada QS al-Anfa>l/8 ayat 41 bahwa kerabat 

Rasulullah saw. tidak mendapatkan harta fai’ dikarenakan Nabi saw. tidak 

mempunyai harta untuk diwariskan. 

2. Bentuk dari fai’ itu adalah ada yang berbentuk iqa>ra>t (harta yang bergerak) dan 

manqu>la>t (harta yang tidak bergerak). Pendapat lain mengatakan bahwa fai’ 

sama dengan jizyah (yaitu pajak terhadap kafir dzimmi sebagai upah untuk 

perlindungan mereka), kharaj (yang berarti pajak baik berupa pajak bumi dan 

bangunan), dan ‘usyr (yaitu pajak terhadap pedagang yang masuk diwilayah 

tertentu). Pada masa sekarang bentuk fai’ sama juga dengan barang sitaan antar 

negara, misal suatu barang yang dikirim dari negara lain, dan disita dikarenakan 

ada pelanggaran khusus. Adapun aksi perampokan bukanlah termasuk fai’, 

karena dengan jelas dilihat dari definisinya, bahwa dalam keadaan zaman 
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sekarang ini, agama Islam kemudian harus menyikapi dengan damai, karena 

Islam adalah cinta akan kedamaian. Tidak perlu membuat permasalahan dengan 

berbagai cara, apalagi mengambil sampel tentang harta, yaitu fai’ sebagai basis 

untuk mengumpulkan pasukan demi tegaknya aliran pemikiran untuk 

mewujudkan sistem pemerintahan yang disebut dengan sistem Khilafah. 

3. Urgensi yang dapat diambil dari mempelajari fai’ sesuai denga apa yang 

terkandung dalam QS al-H{asyr/59: 6-7 ini adalah sebagai bentuk kesadaran 

bahwa adanya kuasa Allah swt., sebagai pelajaran agar harta (baik pembahasan 

fai’ secara khusus maupun harta secara umum) tidak memonopoli daripada harta 

tersebut, juga tentang apa yang diperintahkan Allah swt. dan Rasul-Nya, harus 

diterima/dilaksanakan, dan apa yang dilarang harus ditinggalkan, dan sebagai 

bentuk ketakwaan kepada Allah swt. serta mengancam dengan siksa yang sangat 

pedih bagi orang yang melampaui batas. 

B. Implikasi 

Setelah melihat, memperhatikan, mempelajari, dan menelaah hingga 

memahami terkait dengan fai’ itu sendiri, baik dari segi hakikatnya, bentuk dari fai’, 

serta urgensi terhadap mempelajari fai’, maka kiranya secara pribadi penulis 

berharap agar pembaca skripsi ini dan secara umum kepada masyarakat agar tetap 

betul-betul mempelajari tentang pembagian harta yang sesuai dengan petunjuk al-

Qur’an dan al-Sunnah. Agar tidak mudah terpengaruh pada pemahaman yang 

membuat umat Islam pecah, yang dengan mengambil pemahaman fai’ sebagai 

paham untuk merampok yang bukan haknya secara sah. Dan sebagai pengingat bagi 

pemimpin agar tetap memperhatikan pembagian harta dari fai’ tersebut dengan 

pembagian yang adil. 

Akhirnya, peneliti berharap dapat menambah wawasan terhadap ilmu agama 

dengan terus berjalan pada barisan orang-orang yang berilmu. Dan dengan objek 

kajian tentang fai’ yang dapat penulis simpulkan ini, agar memberikan titik terang 

jikalau ada beberapa kekurangan dari hasil penelitian demi tercapainya ilmu yang 

berguna kepada umat. Walla>hu a’lam bis}s}awab. 
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