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KATA PENGANTAR 

 

 

،ِ ذَ لِِلّ ّْ ٌْذَ َّْ ا ْٓ ع١َِّئبَدِ  ئِ ِِ َٚ ْٔفغَُِٕب  سِ أَ ْٚ ْٓ شُشُ ِِ رُ ثِبلِّلِ  ْٛ ٔعَُ َٚ ٔغَْتَغْفشُُِٖ،  َٚ َٔغْتع١َُُِْٕٗ  َٚ ذُُٖ  َّ ِٖ اّللُّ فلَاَ َٔذْ ْٙذِ َ٠ ْٓ َِ بٌَِٕب،  َّ أعَْ

أشََْٙ  َٚ دْذَُٖ لاَشَش٠ِْهَ ٌَُٗ،  َٚ ْْ لاَ ئٌَِٗ ئلِاَّ اّللُّ  أشَْٙذَُ أَ َٚ  ،ٌَُٗ َٞ ًْ فلَاَ َ٘بدِ ْٓ ٠ضٍُِْ َِ َٚ  ،ٌَُٗ ًَّ ضِ سَعٍُُُٗ.ُِ َٚ ذًا عَجْذُُٖ  َّّ ذَ ُِ  َّْ  ذُ أَ

Puji syukur atas segala kenikmatan yang diberikan  Allah swt. kepada 

seluruh makhluknya terutama manusia yang bernaung di muka bumi ini. 

Kenikmatan yang berupa kesehatan, kesempatan merupakan suatu nikmat yang 

begitu besar yang patut untuk disyukuri, karena penulis masih diberikan kesehatan 

jasmani maupun rohani sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, 

dengan judul Makna al-Istihza‟ dalam Al-Qur‟an (Suatu Kajian Tah}li>li>  QS. 

al-Taubah/9: 64-65). 

Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

saw. beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikut setianya. 

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan 

penyelesaian pendidikan pada program strata satu jurusan Ilmu al-Qur‟an dan 

Tafsir pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar 

Tahun Akademik 2018/2019. 

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak 

yang telah ikut berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam membantu proses 

penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis merasa sangat perlu 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik yang 
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telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang 

senantiasa memotivasi. 
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layak penulis berikan untuk mengemukakan penghargaan dan jasa beliau.  

Tanpa doa yang ditujukan kepadaku penulis tidak mampu menyelesaikan 

penyusunan karya ilmiah ini, penulis hanya dapat mendoakan semoga beliau 

senantiasa mendapatkan berkah, rahmat dari dan di sisi Allah swt. Dan tidak lupa 

pula kepada kakak-kakak dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan 

bantuannya, baik moril maupun materil sehingga proses pembelajaran selama di 

bangku kuliah dapat berjalan lancar. 

Ucapan terima kasih kepada Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D 

sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan Prof. Mardan, M.Ag, Dr. 

Wahyuddin, M.Hum Prof. Dr. Darussalam, M.Ag Dr. H. Kamaluddin Abunawas, 

M.Ag. selaku wakil Rektor I, II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini. 

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Dekan, wakil Dekan I, II 

dan III Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, yang senantiasa membimbing 

penulis selama menempuh perkuliahan. 

Ucapan terima kasih selanjutnya penulis haturkan kepada Dr. H. Aan 

Parhani, Lc. M.Ag, Yusran, S.Th.I., M.Hum. dan Dr. Andi Muhammad Ali 

Amiruddin M.A dan Drs. H. Muhammad Ali M.Ag, selaku ketua jurusan Ilmu al-

Qur‟an dan ketua jurusan Ilmu Hadis bersama sekretaris jurusan, atas segala ilmu 
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dan arahannya selama menempuh jenjang perkuliahan di Fakultas 

Ushuluddin, Filsafat dan Politik.  

Selanjutnya, penulis kembali mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada Dr. H. Aan Parhani, Lc. M.Ag, dan Dr. Muhsin Mahfudz, 

M.Th.I selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang dengan ikhlas 

meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi sejak awal hingga akhir. 

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda Dr. H. 

Muhammad Sadik Sabry, M.Ag dan ayahanda Dr. Hasyim Haddade, M.Ag selaku 

penguji I dan penguji II dalam munaqasyah skripsi. Atas saran dan arahannya 

dalam menyelesaikan studi ini. 
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vii 
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penyelesaian. 
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teman-teman Tafsir Hadis Khusus Angkatan XI, teman-teman IKA Nuhiyah 

Pambusuang, dan teman-teman khusus nya kepada saudari Nurul Karli senantiasa 

memotivasi dan menyemangati selama penyusunan skripsi ini.  

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan yang telah 

diberikan bernilai ibadah di sisi Allah swt. dan semoga Allah swt. senantiasa 
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sendiri. Terakhir penulis harus sampaikan penghargaan kepada mereka yang 

membaca dan berkenan memberikan saran, kritik atau bahkan koreksi terhadap 

kekurangan dan kesalahan yang pasti masih terdapat dalam skripsi ini. Semoga 
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yang lebih luas lagi di masa yang akan datang. Semoga karya yang sangat 

sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ة 

 
Ba 
 

B 
 

Be 
 د 

 
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) 
 ر 

 
Kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

D 
 

De 
 ر 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 س 

 
Ra 
 

R 
 

Er 
 ص 

 
Zai 
 

Z 
 

Zet 
 ط 

 
Sin 
 

S 
 

Es 
 ػ 

 
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 
 ن 

 
Kaf 
 

K 
 

Ka 
 ي 

 
Lam 
 

L 
 

El 
 َ 

 
Mim 
 

M 
 

Em 
 ْ 

 
Nun 
 

N 
 

En 
 ٚ 

 
Wau 
 

W 
 

We 
 ٘ـ 

 
Ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
Hamzah 
 

‟ 
 

Apostrof 
 ٜ 

 
Ya 
 

Y 
 

Ye 
 

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

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

(‟). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : و١َْفَ  

يَ   ْٛ َ٘ : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 
Tanda 

 

fath}ah 

 

a a  َا 

 

kasrah 

 

i i  َا 

 

d}ammah 

 

u u  َا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i  َْـى 
 fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ 

 

ىْ|ْ...َْْاْ...َْْ  

 
d}ammah dan wau 

 

 و ـْ

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـى
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 Contoh: 

بدَ  َِ  : ma>ta 

َِٝ  <rama : سَ

  ًَ  qi>la : ل١ِْ

دُ  ْٛ ُّ َ٠ : yamu>tu 

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: 

ضَخُ الأَطْفَبيِ  ْٚ  raud}ah al-at}fa>l : سَ

ٌْفَبضٍَِخُ  ذ٠َِْٕخُ اَ َّ ٌْ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَ

خُ  َّ ٌْذِىْ  al-h}ikmah : اَ

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. 
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Contoh: 

بَ   <rabbana : سَثَّٕ

١ْٕبَ َٔجَّ   : najjaina> 

ٌْذَكّ   al-h}aqq : اَ

 َُ  nu“ima : ٔعُِّ

  ٚ  aduwwun„ : عَذُ

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

kasrah ( ّٝ  .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِ

Contoh: 

  ٝ  Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عٍَِ

  ٝ  Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَشَث

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اي 

(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: 

ظُ  ّْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اٌَشَّ
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ٌْضٌََخ   al-zalzalah (az-zalzalah) : اٌَضَّ

ٍْغَفَخ  ٌْفَ  al-falsafah : اَ

ٌْجلاَدُ   al-bila>du : اَ

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: 

 َْ ْٚ شُ ُِ  ta‟muru>na : تَأْ

عُ  ْٛ  „al-nau : إٌََّ

ء   ْٟ  syai‟un : شَ

شْدُ  ِِ  umirtu : أُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

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

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

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
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T{abaqa>t al-Fuqaha>‟ 

Wafaya>h al-A„ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (ّالل) 

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: 

ُٓ اللِّ     billa>h ثِبلِلِ   di>nulla>h د٠ِْ

Adapun ta>‟ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

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

خِ اللِّ  َّ ْٟ سَدْ ُْ فِ ُ٘    hum fi> rah}matilla>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: 
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Inna awwala baitin wud}i„a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta„a>la>  

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

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

as. = „alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

‘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>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

Nama : Chalid 

NIM : 30300115017 

Judul : Makna al-Istihza’ dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian 

Tah}li>li> terhadap  QS. al-Taubah/9: 64-65) 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Istihza‟ dalam al-Qur‟an 

terhadap QS. al-Taubah/9: 64-65. Adapun permasalahan pokok yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah bagaimana makna al-Qur‟an tentang Istihza‟, lalu 

dijabarkan ke dalam sub-sub masalah yaitu Bagaimana hakikat Istihza‟ dalam QS 

al-Taubah/9: 64-65? Bagaimana wujud Istihza‟ dalam QS al-Taubah/9: 64-65? 

Bagaimana dampak dan sikap kita terhadap pelaku al-Istihza‟  dalam kehidupan? 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensip 

mengenai Istihza‟ yang terdapat pada QS al-Taubah/9: 64-65.  

Penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Tafsir dan 

pendekatan Sosiologis. Penelitian ini tergolong library research. Pengumpulan 

data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis serta dengan 

menggunakan dua teknik interpretasi yaitu interpretasi tekstual dan interpretasi 

kultural terhadap literatur-literatur yang representatif dan mempunyai relevansi 

dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Dan 

penelitian ini juga menggunakan metode tafsir tah}li>li> tehadap data yang 

terkumpul. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat Istihza‟ pada QS al-

Taubah/9: 64-65, adalah suatu perbuatan yang bersifat menghina atau 

merendahkan yang diungkapkan secara langsung kepada orang lain, bahkan 

kepada Allah ayat-ayat Allah dan Rasulnya. baik dengan ucapan,  maupun dengan 

perbuatan walaupun itu didasari dengan candaan yang berdampak merendahkan 

martabat bagi yang diolok-oloknya.. Adapun wujud dari Istihza‟ pada QS. al-

Taubah/9: 64-65 yaitu sebagai pelaku Istihza‟ adalah orang-orang Munafik. Dan 

tujuan orang-orang munafik tersebut tidak lain untuk mengolok-olok Allah, Ayat-

ayat Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu dampak dan sikap terhadap pelaku 

Istihza‟  adalah ada tiga bentuk yaitu, 1). Allah membuka kemunafikan pelakunya. 

2.) pelaku istihza‟ akan dikatakan sebagai orang kafir setelah dia beriman. 3). 

Pelaku Istihza‟ yang tidak bertaubat akan mendapat azab dari Allah. Adapun sikap 

kita terhadap pelaku Istihza‟ dalam ayat yang peniliti kaji adalah dengan berhati-

hati dan menegur dan memberi peringatan terhadap mereka yang berolok-olok. 

Implikasi yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah penulis ingin 

mengingatkan kepada pembaca terutama bagi diri pribadi penulis bahwa, Istihza‟ 

atau mengolok-olok Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul-Nya adalah suatu tindakan 

yang mesti dijauhi terutama oleh kaum Muslim itu sendiri karena tindakan 

tersebut merupakan suatu perkara yang sangat tidak dibenarkan bahkan bisa 

menjadikan kita kafir, dan hal ini sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai 

keislaman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah                          

Manusia, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, putih atau hitam, 

semua dalam pandangan Allah sama dan tidak ada yang berbeda, yang baik atau 

yang terbaik dari mereka hanyalah yang paling bertaqwa. Oleh karena itu, 

sangatlah bertentangan dengan Islam apabila manusia itu merendahkan atau 

menghina manusia lainnya, baik lantaran hitam rupanya, jelek wajahnya atau 

karena lainnya.
1
 

Melihat dari realitas kehidupan yang ada, berbagai macam kasus perbuatan 

yang dilakukan oleh manusia seperti; penghinaan yang sering kali terjadi antar 

sesamanya, khususnya umat Islam sendiri. Seperti halnya saling menghina, saling 

mencela dan saling mengolok-olok, yang sudah menjadi penyakit kebanyakan di 

antara mereka, baik secara individu maupun secara kelompok, bahkan ada juga 

sebagian manusia dengan sengaja mengolok-olok agamanya sendiri maupun 

agama orang lain. 

Seperti pernyataan Andre Taulany, bintang tamu program Andre 

mengatakan “ Ia pernah membaca kisah bahwa aroma (tubuh) Nabi Muhammad 

seribu bunga “kemudian Andre menceletuk dengan candaan  “ Ini badan apa 

Kebon?”  yang dianggap menghina Nabi Muhammad pada acara Talk Show di 

salah satu stasiun televisi swasta yang ada di Indonesia.
2
 Hal inilah yang perlu 

ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang. 

                                                             
1
Syaikh Must}afa al-‘Adawi, al-Rudu>d ‘ala> Syubha>t H}aula al-Isla>m. terj. Faris Khairul 

Anam, Islam Menjawab Tuduhan Menyingkap Keraguan, Menuai Kebenaran (Jakarta: Pustaka 

Al-Tazkia, 2009), h. 56.  

2
https://m.cnnindonesia.com/nasional/2019054165326-12-391962/anggap-hina-

muhammad-saw-pengacara-polisikan-andre-taulany.html (diakses 13/05/19)  

https://m.cnnindonesia.com/nasional/2019054165326-12-391962/anggap-hina-muhammad-saw-pengacara-polisikan-andre-taulany.html
https://m.cnnindonesia.com/nasional/2019054165326-12-391962/anggap-hina-muhammad-saw-pengacara-polisikan-andre-taulany.html
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Pengolok-olokan juga dilakukan oleh seorang Pria berumur 39 tahun asal 

sidoarjo yang bernama Rendra Hadi Kurniawan. Pria tersebut juga sempat 

membikin heboh jagat media sosial karena video yang berisi hinaannya terhadap 

ulama dan Nabi Muhammad saw. Menurut wakil ketua DPC Ansor Kabupaten 

Sidoarjo, Ahmad Muzayyin dalam unggahannya, Rendra menghina para Syaikh 

dengan sebutan “Syetan”. Dia juga mengklaim bertemu dengan saudaranya yang 

bergelar Syaikh, yang dianggap Gila. Tak hanya itu, dalam unggahan selanjutnya 

Rendra yang sedang mengemudi juga menghina Nabi Muhammad dengan sebutan 

„Pelakor‟.
3
 

Perbuatan mengolok-olok agama dan syiar-syiar agama ini bukan hanya 

muncul pada masa sekarang; namun akarnya sudah ada sejak dahulu. Di dalam al-

Qur‟an ada beberapa macam pelecehan yang bisa ditelusuri melalui kata al-huz‟u.  

Agama harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung 

jawab yang hendak merusak aqidah, ibadah dan akhlaknya, atau yang akan 

mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham atau aliran 

yang batil. Agama Islam memberikan perlindungan dan kebebasan bagi penganut 

agama yang dianutnya.
4
 Agama Islam juga tidak penah memaksa kepada 

penganut agama lain meninggalkan agamanya supaya masuk kedalam Islam, QS. 

Al-Baqarah/2: 256
 

                           

                              

Terjemahnya : 

Tidak ada paksaan dalam menganut agama (Islam); sesungguhnya telah 

jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa 

ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah 

                                                             
3
https//m.cnnindonesia.com/nasional/20180426191520-12-293899/viral-video-hina-nabi-

muhammad-rendra-dibekuk-polisi.html (diakses 24/06/19) 

4
Hamzah, Hasan, Hukum Pidana Islam II, (Cet. I Makassar: Syahadah, 2016), h 238. 
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berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, Allah 

Maha mendengar, Maha mengetahui.
5
 

Islam adalah agama yang secara sempurna dapat mengimplementasikan 

fitrah keberagamaan manusia. Nabi Muhammad saw. mendapat risalah dari Allah 

untuk membawa manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya terang. Petunjuk 

agama ini terhimpun dalam al-Qur‟an al-Karim.
6
 Islam diturunkan Allah swt. ke 

muka bumi ini membawa perdamaian dan kesejahteraan, menghapuskan 

permusuhan dan pertumpahan darah. Islam mengajak umat manusia untuk hidup 

rukun dan damai, aman dan tenteram, saling mencintai, mengasihi, saling 

menghormati, saling membantu satu sama lain.  

Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syari‟at 

mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridaan Allah, 

baik dalam soal ibadah maupun muamalat.
7
 Islam sangat mengutamakan 

persatuan dan kesatuan serta persaudaraan antara umat manusia dan menempatkan 

asas persatuan dan persaudaraan, pada tempat yang pertama dan utama. 

Tindakan-tindakan umat muslim ataupun non-muslim yang sering kali 

dianggap berlebihan, salah satunya adalah mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan 

Rasulnya. Pengolok-olokan yang dilakukan oleh segelintir orang-orang berlebihan 

inilah yang perlu dilihat dalam QS. al-Taubah/9: 64-65.  

                                      

                              

               

Terjemahnya: 

                                                             
5
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-

Istiqamah  (Cet.II Jakarta: alHadi, 2015), h. 42. 

6
Syahrin Harahap, Jalan Islam: Menuju Islam Paripurna (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia, 

2016), h. 3. 

7
 Hamzah, hasan, Hukum Pidana Islam II, (Cet. I Makassar: Syahadah, 2016), h. 237. 
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Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka 

sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. 

Katakanlah kepada mereka: “Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah 

dan Rasu-Nya)”. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu 

takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka 

lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: “Sesungguhnya kami 

hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja”. Katakanlah: “Apakah 

dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?”
8
 

Dengan adanya ayat di atas, yaitu ayat yang terdapat kata istihza‟, yang 

menarik penulis untuk meneliti lebih jauh tentang ayat yang terdapat kata istihza 

di dalam al-Qur‟an. Hal ini dilakukan untuk menemukan makna pengolok-olokan 

agama didalam al-Qur‟an yang dilihat dengan menggunakan konsep kata Istihza.  

Melalui permasalahan ini penulis ingin menyusun sebuah skripsi yang 

berjudul Makna al-Istihza’ dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tah}li>li>  QS. al-

Taubah/9: 64-65) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan dan memberi batasan masalah terhadap penelitian ini dengan 

pertanyaan bagaimana istihza‟ dalam QS. al-Taubah/9: 64-65 ? Untuk lebih 

memudahkan pembahasan nantinya maka peneliti membagi ke dalam beberapa 

pokok masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana hakikat al-Istihza‟ dalam QS. al-Taubah /9:64-65? 

2. Bagaimana wujud al-Istihza‟  dalam QS. al-Taubah /9:64-65 ?  

3. Bagaimana dampak dan sikap terhadap pelaku al-Istihza‟ dalam kehidupan? 

C. Pengertian Judul 

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan menghindari 

kesalahpahaman mengenai judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan 

terlebih dahulu beberapa term yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini 

                                                             

8
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-

Istiqamah  (Cet.II Jakarta: alHadi, 2015), h. 197. 
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berjudul Makna al-Istihza’ dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian  Tah}li>li> 

terhadap  QS. al-Taubah/9: 64-65). Untuk mengetahui alur yang terkandung 

dalam judul ini, maka penulis menguraikan maksud judul tersebut yang pada garis 

besarnya didukung dengan tiga istilah, yakni; al-Istihza>‟, al-Qur‟an dan 

tah}li>li>. 

1. Al-Istihza‟  

Al-Istihza‟ berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata haza‟a-

yahza‟u-haz‟an. kata tersebut adalah bentuk yang setimbang dengan kata Istaf‟ala 

yang dimasuki huruf mazi>d alif dan Sin. Menurut Ibnu Faris, Muhammad 

Isma‟il Ibrahim dan Ibrahim Anis berarti ber‟olok-olok atau mengejek 

(sukhriyyah). Sedangkan al-Ra>gib al-As}faha>ni> mengartikannya sebagai 

bentuk senda gurau yang dilakukan secara sembunyi, kemudian ia menambahkan, 

bersenda gurau terhadap Allah yang pada hakikatnya tidak dibenarkan, 

sebagaimana tidak dibenarkan bermain-main terhadap Allah.
9
 

2. Al-Qur‟an 

Secara bahasa, al-Qur‟an merupakan bentuk masdar dari kata qara'a, 

yaqra'u yang berarti bacaan.
10

 Sedangkan Ah}mad bin Fa>ris memberikan 

definisi al-Qur‟an secara bahasa, bukan hanya berarti bacaan namun juga berarti 

mengumpulkan atau menghimpun.
11

  

Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para 

ulama tentang al-Qur‟an yaitu sebagai berikut:  

a. Menurut „Abd al-Wahab Khallaf, al-Qur‟an ialah kalam Allah yang diturunkan 

oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril dengan lafal 

                                                             
9
 M. Quraish Shihab .dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid II, h. 321.  

10
Louis Ma’luf, al-Munji>d fi al-Lug}ah (Bairut: Da>r al-Masyriq, 1977), h. 711.

 

11
Abu> al-H}usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, juz 5 (Kairo: 

Da>r al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 65. 
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bahasa Arab dengan makna yang benar sebagai hujjah bagi Rasul, sebagai 

pedoman hidup, dianggap ibadah membacanya dan urutannya dimulai dari surah 

al-Fa>tih{ah dan diakhiri oleh surah al-Na>s serta dijamin keasliannya.
12

  

b. Manna>‟ Khalil al-Qat}t}an menjelaskan bahawa al-Qur‟an adalah mukjizat 

Islam yang kekal yang tidak ditelan masa karena kemajuan ilmu pengetahuan 

yang diturunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. Untuk menyelamatkan 

manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran serta memberikan petunjuk 

kepada jalan yang lurus.
13

 

3. Tah}li>li> 

Kata tah}li>li> berasal dari bahasa Arab yang berarti menginginkan 

sesuatu atau tidak ada sesuatu yang menyimpang atau rusak.
14

 Kajian tah}li>li> 

yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat al-Qur‟an 

dengan berbagai seginya, berdasarkan urutan ayat dan surah dalam al-Qur‟an 

dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafalnya, hubungan antar ayat, 

sebab turunnya, hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang ada kaitannya dengan 

ayat yang ditafsirkan tersebut, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama 

lainnya.
15

 Ada pula yang menambahkan uraian tentang aneka qira‟at, i‟rab ayat-

ayat yang ditafsirkan, serta keistimewaan susunan katanya.
16

  

Oleh karena itu, ciri-ciri utama metode tafsir ini antara lain sebagai 

berikut: 

a. Membahas segala sesuatu yang menyangkut ayat tersebut dari segala aspek. 

                                                             
12‘Abd al-Wahab al-Khallaf, ‘Ilmu Us}ul Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, 

tt.), h. 23.  

13
Manna>’ Khalil al-Qat}t}a>n, Maba>his\ fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Cet. II; Kairo: Maktabah 

Wahbah, 1973), h. 9. 

14
Abu> al-H}usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, juz 2, h. 22.        

15
Badri Khaeruman, Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur’an (Cet. I; Bandung, Pustaka 

Setia, 2004), h. 94. 

16
M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir (Cet. II; Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 379. 
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b. Mengungkapkan asba>b al-nuzu>l ayat yang dikaji (jika ada). 

c. Menafsirkan ayat perayat secara berurutan, dalam pembahasannya selalu melihat 

korelasi antar ayat, untuk menemukan makna penafsiran. 

d. Tafsir tah}li>li> dapat bercorak tafsir bi al-ma‟s\u>r, kalau titik tekan 

pembahasannya pada riwayat, baik berupa hadis, as\ar sahabat atau pendapat 

ulama, yang kemudian dikuatkan oleh rasio (ra‟yu). Sebaliknya, bisa bercorak 

tafsir bi al-ra‟yi>, jika titik tekan uraiannya berdasarkan rasio, sementara riwayat 

diposisikan sebagai penguat asumsi-asumsi logika penafsiran yang ada. 

Para mufasir tidak seragam dalam mengoperasionalkan metode ini. Ada 

yang menguraikannya secara ringkas, ada pula yang menguraikannya secara 

terperinci. Macam-macam tafsir di bawah ini menunjukkan keragaman tersebut, di 

antaranya: tafsir bi al-ma‟s\u>r, tafsir bi al-ra‟yi>, tafsir sufi, tafsir fiqhi, tafsir 

falsafi, tafsir al-‟ilmi dan tafsir al-adab al-ijtima>‟i.
17

     

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak mengangkat seluruh ayat yang 

berbicara tentang Istihza‟ yang terdapat di dalam al-Qur‟an, tetapi hanya mengkaji 

ayat QS. al-Taubah/9: 64-65 . Adapun ayat yang lainnya adalah sebagai 

pendukung dan penjelasan. 

Mengingat luasnya kajian tentang Istihza‟ dalam al-Qur‟an, maka untuk 

lebih memperjelas dan memberi arah yang tepat dalam penulisan skripsi ini, maka 

ruang lingkup pembahasan dalam skripsi tersebut mencakup makna Istihza‟ dan 

pandangan al-Qur‟an terhadap Istihza‟  berdasarkan QS. al-Taubah/9: 64-65. 

 

 

                                                             
17

Tafsir bi al-ma’s\u>r (tafsir berdasarkan riwayat), tafsir bi al-ra’yi> (tafsir logika), tafsir 

bercorak sufi (tafsir bercorak tasawwuf), tafsir fiqhi (tafsir bercorak hukum), tafsir falasafi (tafsir 

bercorak filsafat), tafsir al-’ilmi (tafsir bercorak ilmiah), tafsir al-adab al-ijtima>’i (tafsir bercorak 

sosial kemasyarakatan), Lihat: Abdul H}ayy al-Farmawi, Al-Bida>ya>h fi al-Tafsi>r al-Maud}u>’i: 
Dira>sa>h Manhajiyyah Maud}u>’iyyah, terj. Rosihin Anwar, Metode Tafsir Maud}u>’i (Cet. I; 

Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 24. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Setiap penelitian membutuhkan kajian pustaka dan dianggap sebagai hal 

yang esensial dalam penelitian. Hal itu tidak terlepas dari fungsinya sebagai tolak 

ukur dalam membedakan hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang dilakukan, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian.
18

 Untuk 

kepentingan ini, penulis telah melakukan kajian pustaka, baik kajian pustaka 

dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, maupun kajian pustaka dalam 

bentuk buku-buku atau kitab-kitab. Berdasarkan hasil penelusuran dan pembacaan 

terhadap pustaka, ditemukan literatur yang terkait dengan judul skripsi ini sebagai 

berikut:  

Pertama, Buku yang berjudul “Bahaya memperolok-olok Agama 

Islam” karya Amin Bin Abdullah Asy-Syaqawi, terjemahan dari Muzaffar 

Sahidu, (Cet.1 IslamHouse_ 2010). Buku ini menjelaskan mengenai tentang 

hukum memperolok-olok agama dan pemaparan tentang beberapa dalil yang 

menjelaskan tentang kekafiran orang yang memperolok-olok agama, disertai 

dengan perkataan para ulama tentang masalah ini.buku ini menggunakan 

metode pendekatan Fikih secara umum, yaitu mengkaji dari sisi hukum 

mengenai bahaya mengolok-olok agama. Dan menggunakan metode 

periwayatan dalam pembahasannya.  Sedangkan skripsi yang penulis kaji 

membahas tentang memperolok-olok Allah dan Rasulnya dalam QS. al-

Taubah:9/ 64-65. Dan tidak menggunakan pendekatan Fikih secara khusus. 

Kedua, Jurnal yang di tulis oleh Harda Armayanto, “Etika Al-Qur‟an 

Terhadap Non-muslim,” Jurnal Tsaqafah Vol 9. No. 2, November 2013. Jurnal 

ini menjelaskan etika al-Qur‟an terhadap non-Muslim, ketika agama islam 

dituduh dan dilecehkan oleh para orientalis. Sebagaimana yang dilakukan oleh 

                                                             

18
Abdul Gaffar, I’lal al-Hadis (Rekonstruksi Metodologis atas Kaidah Kesahihan Hadis), 

Disertasi (Samata: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 23.  
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Robert Morey dalam karyanya Islamic Invasion yang ditunjukkan untuk 

melecehkan agama Islam.
19

 Karya ini menggunakan metode periwayatan para 

Sahabat dan Ulama. Sedangkan skripsi yang penulis kaji membahas tentang 

bagaimana orang munafik melecehkan Allah dan Rasulnya.  

Ketiga, jurnal yang berjudul “Tinjauan tentang Penghinaan melalui 

facebook menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik”. Jurnal tersebut hanya fokus pada pembahasan tentang 

sarana atau media yang digunakan dalam penghinaan. Berbeda dengan penulisan 

skripsi ini yang tidak hanya membahas tentang media yang digunakan dalam 

penghinaan namun penulis akan membahas tentang penghinaan lebih luas dan 

tetap berfokus pada QS al-Taubah/9: 64-65. 

Keempat, skripsi yang berjudul “Sakhar dalam al-Qur‟an” yang ditulis 

oleh Saidil Rahman (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya, jurusan Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir, 2016). Di 

dalam skripsi ini menjelaskan tentang penafsiran ayat yang berkaitan dengan 

makna Istihza‟ khususnya pada penafsiran QS al-Hujurat/49 :11. Skripsi ini 

menggunakan metode analisis tahlili, dan metode pendekatan Tafsir dan 

Sosiologi. Berbeda dengan skripsi ini, penulis berfokus pada penghinaan 

dalam QS.al-Taubah/9: 64-65.  

Kelima, skripsi yang berjudul “Pengabadian Al-Qur‟an tentang 

Penghinaan Terhadap Nabi Muhammad Saw. (Suatu Kajian tafsir Maud}u>‟i>)” 

yang ditulis oleh Muhammad As‟ad pada tahun 2014 di UIN Alauddin 

Makassar.
20

 Skripsi ini berisi tentang pengabadian al-Qur‟an tentang hinaan-

                                                             
19

Harda Armayanto Etika Al-Qur’an Terhadap Non-Muslim (Jurnal TSAQAFAH, 

November,2013), vol. 9.no. 2. 

20
Muhammad As’ad, Pengabadian al-Qur’an tentang Penghinaan terhadap Nabi 

Muhammad Saw. (Suatu Kajian tafsir Maud}u>’i>), Skripsi (Samata: Jurusan Tafsir Hadis Prodi 

Ilmu Al-Qur’an & Tafsir UIN Alauddin Makassar). 
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hinaan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad selama menjalankan dakwahnya, 

di Mekah maupun Madinah. Hinaan dan tuduhan yang dilayangkan kepada Nabi 

Muhammad saw., tidak lain adalah hoaks yang tidak berdasar. Misalnya tuduhan 

bahwa beliau adalah seorang penyihir tidak lain merupakan upaya untuk menolak 

kebenaran yang beliau bawakan. Akan tetapi tuduhan itu terlanjur menyebar di 

masyarakat dan menjadi hoaks yang keji dan menyerang pribadi Nabi Muhammad 

saw. sedangkan skripsi yang berjudul “al-Istihza‟ dalam al-Qur‟an” ini 

menggunakan metode tahlili dan membahas tentang penghinaan yang berfokus 

pada kata Istihza‟ dalam QS. al-Taubah/9: 64-65. 

E. Metodologi Penelitian  

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada tulisan ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk 

kepustakaan (library research).
21

 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan secara alami, apa adanya, dalam situasi normal dan tidak dapat 

dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.
22

  

Pada penelitian ini, penulis mengacu pada QS. al-Taubah/9: 64-65 yang 

menjelaskan tentang Istihza‟, kemudian ayat tersebut dianalisis menggunakan 

metode tafsir tah}li>li>. 

2.  Metode Pendekatan 

Pendekatan berarti sebuah proses, perbuatan, cara mendekati sebuah 

objek. Dalam bahasa arab istilah ini disebut al-Ittijah al fikri (arah pemikiran), 

sedangkan dalam bahasa inggris digunakan kata approach. Sehingga makna 

                                                             
21Library reseacrh yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi 

dengan bantuan buku, jurnal, dan beberapa tulisan lain yang terkait dengan penelitian penulis. 

Lihat: Arifuddin, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 111.  

22
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Cet. 

XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 12.  
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pendekatan sebagai cara kerja yaitu wawasan ilmiah yang digunakan seseorang 

untuk mempelajari suatu objek dan aspek-aspek objek yang dibahas.
23

 

Terkait dengan penelitian ini, pendekatan yang digunakan sebagai berikut; 

a. Pendekatan tafsir, yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan kandungan makna 

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

memberikan analisis kritik da komparatif.
24

 

b. Pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari hidup 

bersama dalam masyarakat
25

. hubungan antara manusia dengan manusia, 

manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun 

non formal, baik statis maupun dinamis.
26

 

3.  Metode Pengumpulan Data  

Secara leksikal pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan, 

mengumpulkan, penghimpunan dan pengerahan. Data adalah keterangan yang 

benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian 

(analisis atau kesimpulan). Dengan demikian, pengumpulan data dapat diartikan 

sebagai prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun data 

yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitian sekaligus 

menyiapkan bahan-bahan yang mendukung kebenaran korespondensasi teori yang 

dihasilkan.
27

   

Untuk penelitian ini, penulis mengadakan pengumpulan data terlebih 

dahulu, yakni pengumpulan data kepustakaan (library research). Dalam penelitian 

                                                             

23
Abdul Mu’in salim,dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’i (Yogyakarta: Pustaka 

al-Zikra,2011), h. 98. 

24
Abdul Mu’in Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’i, h. 100. 

25
Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet.I: Jakarta:CV Rajawali,1928),h.18. 

26
Faisar Ananda Arfa, dkk, Metode Studi Islam: Jalan Tengah Memahami Islam (Cet.I: 

Rajawali Press,2015),h.154. 

27
Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i> , h. 109-111 
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kepustakaan, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan 

penelusuran terhadap kitab-kitab, buku-buku dan catatan lainnya yang memiliki 

hubungan dan dapat mendukung penelitian ini.  

Mengingat penelitian ini terkait dengan penelitian tafsir maka data 

primer
28

 dalam penelitian ini adalah kitab suci al-Qur‟an dan kitab-kitab tafsir. 

Sedangkan yang menjadi data sekunder
29

 penulis menggunakan buku-buku 

keislaman dan artikel-artikel yang membahas secara khusus tentang mengejek 

atau mengolok-olok serta buku-buku yang membahas secara umum dan terperinci 

mengenai Istihza‟ 

 

4.  Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahasan yang akurat, 

maka penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data yang bersifat 

kualitatif. Hal ini bertujuan untuk menganalisis makna-makna yang terkandung 

dalam al-Qur‟an yang berkaitan dengan mengejek atau mengolok-olok. Adapun 

langkah yang ditempuh sebagai berikut; 

a. Teknik Pengolahan Data  

Dalam penelitian ini, langkah yang ditempuh dalam pengolahan data 

dengan menggunakan pola tafsir tah}li>li> yaitu: 

1) Menyebutkan ayat yang akan dibahas dengan memperhatikan urutan ayat dalam 

mushaf . 

2) Menganalisis kosakata atau syarah al-mufrada>t. 

                                                             
28

Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari objek penelitian 

perorangan, kelompok dan organisasi. Lihat Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation 
dan Komunikasi (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 29.  

29
Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara (dihasilkan dari pihak lain) atau digunakan oleh lembaga-lembaga yang bukan 

merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Lihat 

Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, h. 138. 
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3) Menerangkan hubungan muna>sabah, baik antar ayat maupun antar surah. 

4) Menjelaskan asba>b al-nuzul ayat tersebut sehingga dapat membantu   

memahami ayat dibahas (jika ada). 

5) Memberikan garis besar maksud ayat sehingga diperoleh gambaran   umum 

maksud dari ayat tersebut. 

6) Memperhatikan keterangan-keterangan yang bersumber dari ayat lain, Nabi saw, 

sahabat, tabi‟in dan para mufasir. 

7) Memberikan penjelasan tentang maksud ayat tersebut dari berbagai aspeknya pada 

penjelasan yang telah diperoleh. 

b. Analisis Data  

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; 

1) Deduktif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan berangkat dari data yang 

bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
30

 Penelitian ini 

menggambarkan pertama kali dengan membahas tentang Istihza‟ secara umum 

lalu menjabarkannya secara spesifik lalu mengaitkannya dengan QS. al-Taubah/9: 

64-65 kemudian ditafsirkan menggunakan ayat, hadis Nabi, penafsiran tabi‟in 

maupun ulama tafsir.    

2) Induktif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan berangkat dari data yang 

bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
31

 Penelitian ini 

berusaha mengkaji secara khusus Istihza‟ dengan melihat penafsiran ayat, hadis 

Nabi, penafsiran tabi‟in maupun ulama tafsir yang berhubungan dengan  QS. al-

Taubah/9: 64-65 

 

 

                                                             

30
St. Sutarni dan Sukardi, Bahasa Indonesia 2 (Cet. I; Jakarta: Quadra, 2008) h. 8. 

31
St. Sutarni dan Sukardi, Bahasa Indonesia 2, h. 8. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hakikat istihza‟ dalam QS. al-Taubah/9: 64-65 

2. Untuk mengetahui wujud istihza‟ dalam QS. al-Taubah/9: 64-65 

3. Untuk mengetahui dampak Istihza‟ QS. al-Taubah/9: 64-65 dalam 

kehidupan 

Sedangkan kegunaan penelitian ini mencakup dua hal, yakni kegunaan 

ilmiah dan kegunaan praktis: 

a. Kegunaan ilmiah, yaitu mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini, sedikit banyaknya akan menambah khazanah ilmu pengetahuan 

dalam kajian tafsir. 

Kegunaan praktis, yaitu dengan mengetahui hakikat tentang Istihza‟ dalam al-

Qur‟an akan menambah pengetahuan dan dapat menjadi bahan rujukan atau 

pertimbangan dalam menjalani kehidupan, baik dalam kehidupan beragama 

maupun bermasyarakat. Selain itu, agar dapat meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah swt. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG ISTIHZA’ 

A. Pengertian Istihza’ 

Pengolok-olokan atau penghinaan, dalam bahasa Arab dikenal dalam 

istilah al-Istihza‟. Lafal istihza‟ itu sendiri berasal dari kata kerja  haza‟ - yahza‟ 

yang berkonotasi Sakhira (melecehkan),
32

 begitupun juga dalam Mu‟jam 

Maqa>yis{ al-Lugah bahwa kata dasar Istihza‟ memiliki satu makna yaitu Sakhira 

(melecehkan).
33

 dimana perbuatan istihza‟ ini mengandung pelecehan atas pihak 

yang dilecehkan disertai i‟tiqad (keyakinan, maksud) atas pelecehannya.
34

 Dalam 

kamus al-Munawwir lafal haza‟ dan sakhir  diberi arti mengejek, memperolok-

olok dan mencemooh.
35

 Mengolok-olok merupakan perbuatan seseorang yang 

menghina dan memperlakukan seseorang dengan tidak semestinya apakah itu 

dengan ucapan atau dengan perbuatan. Adapun dalam kamus umum bahasa 

Indonesia olok-olok ialah  perkataan yang mengandung sindiran atau bermain-

main saja, bersenda gurau, gambar-gambar atau karikatur yang mengandung 

ejekan atau merendahkan, mempermainkan (mengolok-olok); menghina.
36

 Istihza‟ 

atau mengolok-olok dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perkataan yang 

mengandung sindiran (ejekan, lelucon) atau perkataan untuk bermain-main saja, 

                                                             
32

Muhammad Bin Ahmad al-Azhari>, Tahdi>b al-Lugoh, Vol. 6 (Beirut: Da>r Ihya>’ al-Tura>s| 

al-‘Arabi>, 2001),h. 196 

33
Abu> al-H}usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, Mu’jam Maqa>yi>s{ al-Lugah, juz 5 (Kairo: 

Da>r al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 65.  

34
Abu> Hila>l al-‘Askari>, al-Furuq al-Lug}}awiyah (Kairo: Da>r al-‘Ilmi wa al-S|aqa>fah,t.th.), 

h. 254   

35
Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 

1997), h. 2503 

36
W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

1986), h. 577  



16 
 

   

senda gurau.
37

 Kata olok-olok (Istihza‟) dibedakan menjadi dua, pertama, yakni 

pengolok-olokan secara terang-terangan yaitu dilakukan dengan jelas menghina 

baik secara ucapan atau perbuatan yang sengaja merendahkan, menghina, 

mempermainkan atau mencemooh. Kedua, pengolok-olokan secara tidak terang-

terangan atau ghairu sharih yakni ucapan, perbuatan atau berbuat sesuatu yang 

secara tidak langsung menghina namun berisi merendahkan, menghina, 

mempermainkan dan bersenda gurau di dalamnya.
38

  

B. Bentuk-bentuk pengolokan (Istihza’) 

a. Lisan 

Mengolok-olok dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan pandangan yang 

melenceng dari ajaran, tuduhan sindiran, ejekan, dan candaan yang bukan 

pada tempatnya.
39

 Pengolok-olokan ini bisa juga di istilahkan dengan terang-

terangan. Yakni dilakukan dengan jelas menghina baik secara ucapan atau 

perbuatan yang sengaja merendahkan, menghina, mencemooh atau 

mempermainkan.  

b. Perbuatan  

Mengolok-olok dalam bentuk ini yakni dengan membuat dalam bentuk 

gambar, menginjak kitab suci, mengikuti ajaran tertentu dengan maksud 

menghina, merendahkan dan mempermainkan.
40

 Secara tidak terang-terangan 

ini dapat disimpulkan dari sebagian makna di atas diantaranya adalah 

membuat gambar-gambar atau karikatur yang mengandung ejekan atau 

merendahkan, membuat sesuatu yang tidak secara langsung menghina tetapi 

                                                             
37

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta; Balai Pustaka, 2007), h. 797  

38
W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia , h. 685 

39
Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, Jangan Nodai Agama, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2015) h. 6  

40
Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, Jangan Nodai Agama, h. 6   
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berisi merendahkan,menghina, mempermainkan dan senda gurau yang berisi 

melecehkan termasuk di dalamnya sengaja menginjak kitab suci, sengaja 

menulis  ayat di tempat yang tidak layak di sepatu dan di panci. 

C. Faktor-Faktor Istihza’ 

Gangguan dan sikap pelecehan lahir akibat beberapa faktor, dan tentu saja 

setiap faktor harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan sikap yang diambil 

untuk menghadapinya. Al-Qur‟an mengisyaratkan, paling tidak, dua hal pokok 

yang  menjadi penyebab Istihza‟. Pertama, keangkuhan yang dilahirkan oleh 

keterpedayaan akan kemewahan duniawi. Allah berfirman dalam QS. al-

Ja>syiah/45: 35. 

 

                         

            

Terjemahnya : 

Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat 

Allah sebagai olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia, maka 

pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka 

diberi kesempatan untuk bertaubat.
41

 

 Kedua, ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu baik karena informasi yang 

keliru, maupun karena tidak diterimanya informasi sama sekali. Al-Qur‟a>n 

menegaskan bahwa sikap buruk kaum musyrik itu antara lain akibat mereka tidak 

tahu.
42

 Seperti dalam QS. al-Ma>idah/5: 104.  

                                                             
41

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah  (Cet.II Jakarta: al-Hadi, 2015), h. 502 

42
Wahbah al-Zuhaili, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> ‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa Manhaj terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Tafsir al-Muni>r, Aqidah, Syari’ah, dan Manhaj Jilid 14 (Cet. I; 

Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 258 
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Terjemahnya: 

Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah mengikuti apa yang 

diturunkan Allah dan mengikuti Rasul”. Mereka menjawab: “cukuplah 

untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya”. 

Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun 

nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) 

mendapatkan petunjuk?
43

 

 

Tentu saja menghadapi mereka yang tidak tahu tidak dapat dipersamakan 

dengan mereka yang angkuh dan tidak mau tahu. 

D.  Term-term Istihza’ dalam al-Qur’an 

 اٌٙضُْءُ  adalah bergurau dengan diam-diam. Di antara penggunaan kata اٌٙضُْءُ 

yang bermakna ejekan dan olok-olok adalah firman-Nya pada QS. al-Ma>idah/5: 

58, QS. al-Ja>tsiyah/45: 9, QS. al-Furqa>n/25: 41, QS. al-Anbiya>‟/21: 36, QS. 

al-Baqarah/2: 67 dan 231.
44

  

Sebagai salah satu contohnya yaitu pada QS. al-Ma>idah/5: 58. 

                           

Terjemahnya:  

Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, 

mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. yang demikian itu adalah 

karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal.45
 

Pada ayat-ayat tersebut, Allah menganggap besar penghinaan mereka dan 

mengingatkan akan buruknya perbuatan mereka itu, karena disana Allah 
                                                             

43
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-

Istiqamah,  h. 197 

44 Abu> al-Qa>sim al-H}usain bin Muh}ammad al-Ma’ru>f al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, Mufradat fi 
Gari>b al-Qur’an, juz 2 (Beirut: Da>r al-Qalam, 1412 H ),  h.871 

45 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah,  h. 118 



19 
 

   

menyebutkan bahwa mereka menganggap hukum-hukum-Nya sebagai permainan, 

padahal mereka mengetahui dan menjadi kebenarannya. 

Dari timbangan bentuk kata  ُاٌٙضُْء, dalam al-Qur‟an ada yang setimbang 

dengan kata Istaf‟ala yang dimasuki huruf mazi>d alif dan Sin, yaitu  ُْٙضَاء  اعِْتِ
yang artinya mencari ejekan (olokan). Meskipun terkadang ia digunakan untuk 

mengungkapkan perbuatan mengejek itu sendiri. Sebagaimana kata  َُالِاعْتجِبثَخ 
yang makna aslinya adalah mencari jawaban, akan tetapi terkadang digunakan 

untuk mengungkapkan makna dari kata  َُ46.الِاجَبثخ
 

Diantara penggunaan kata  ُْٙضَاء  yang bermakna mengolok-olok adalah اعِْتِ

Firman-Nya pada QS.al-Taubah/9: 65, QS. Hu>d/11: 8, QS.al-Hijr/15: 11, QS. al-

Nisa>‟/4:140, QS. al-An‟a>m/6:10.  

Sebagai salah satu contohnya yaitu pada QS. Hu>d/11: 8 

                            

                         

  Terjemahnya: 

Dan Sesungguhnya jika kami undurkan azab dari mereka sampai kepada 

suatu waktu yang ditentukan. niscaya mereka akan berkata: "Apakah yang 

menghalanginya?" lngatlah, diwaktu azab itu datang kepada mereka 

tidaklah dapat dipalingkan dari mereka dan mereka diliputi oleh azab yang 

dahulunya mereka selalu memperolok-olokkannya.
47

 

 

Pada Hakikatnya perbuatan mengolok  ُْٙضَاء  tidak mungkin dilakukan oleh الِاعْتِ

Allah, sebagaimana tidak mungkin Dia bersenda gurau (ٌٍٛٙا ) dan bermain-main 

  .Maha Suci Allah dari semua itu ,( اٌٍعت)

 

Maka Firman-Nya dalam QS. al-Baqarah/2: 15 
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Terjemahnya:  

Allah akan mengolok-olokan mereka dan membiarkan mereka 

terombang-ambing dalam kesesatan mereka.
48

 

 

 Yakni Allah membalas mereka dengan cara mengolok, maknanya adalah 

Allah membiarkan mereka dalam beberapa waktu, kemudian tiba-tiba menyiksa 

mereka sebagai bentuk tipuan, perbuatan seperti itu dikatakan dengan 

ْٙضَاءُ   karena mereka benar-benar tertipu olehnya, bagaikan ,(mengolok) الِاعْتِ

sedang diolok-olok (dipermainkan). Dan yang demikian itu mirip dengan Istidraj, 

karena orang diberi tidak mengetahui apakah anugrah atau musibah? Atau Allah 

menggunakan redaksi seperti itu dalam ayat di atas, dikarenakan mereka 

mengolok-olok, dan perbuatan mereka itu diketahui oleh Allah. Sehingga seolah-

olah justru Allahlah yang mengolok-olok mereka. Dan yang demikian itu mirip 

dengan ucapan: Barang siapa yang menipumu dan kamu menyadarinya meskipun 

tanpa mengetahui identitasnya dengan pasti, kemudian kamu mengambil tindakan 

pencegahan,maka sebenarnya dia yang telah tertipu olehmu.
49

 

 

E. Term-term Yang Semakna dengan Istihza’ dalam al-Qur’an 

 اٌغخش٠خ .1
Bentuk masdar yang terambil dari akar kata  ٠غخش  –عخش– 

.Yang bermakna memandang rendah sesuatu atau merendahkan sesuatu .عخشاً 
50

 

Menurut al-Ra>gib al-asfaha>ni> اٌغخش٠خ dimaknakan sebagai perilaku yang 
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menunjukkan kepada ejekan atau hinaan. Maka dari itu dalam bahasa arab lahirlah 

sebuah kalimat سجً عخشح  (orang yang suka mengejek atau menghina).
51

 

Dalam kamus al-Maurid kata اٌغخش٠خ diartikan dengan sindiran tajam, 

mengolok-olok atau mengejek.
52

  

Kata yang sama asalnya dari akar kata عخش dalam al-Qur‟an yang 

dimaknai sebagai ejekan atau hinaan.
53

  Terdapat dalam QS. Hu>d/11: 38 

                            

                 

Terjemahnya: 

Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya 

berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh: “jika kamu 

mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana 

kamu sekalian mengejek (kami)
54

 

ayat tersebut menceritakan tentang perlakuan sebagian kaum umatnya 

Nabi Nuh as. Terhadapnya. Nabi Nuh as. Diejek karena perbuatannya yaitu 

membuat sebuah kapal yang dalam pikiran mereka bagaimana mungkin seorang 

rasul yang dahulunya mengajak kepada kebaikan malah kemudian menjadi 

seorang tukang kayu dengan membuat sebuah bahtera atau kapal pada saat itu.
55

 

 Kata عخش dimaknakan mengejek juga terdapat pada QS. al-

Mu‟minu>n/23: 110. 
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Terjemahnya:  

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga (kesibukan) kamu 

mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat Aku, dan adalah kamu 

selalu menertawakan mereka.
56

 

 ٌّض .2

Bentuk masdar yang berasal dari akar kata  َض ِّ ضُ  –ٌَ ِّ ٍْ ٌّضاً  –٠َ  yang 

bermakna Celaan.
57

 Pengertian ini maknanya terdapat dalam QS.al-Taubah/9: 58. 

Sedangkan dalam Kamus al-Munawwir kata ٌّض bermakna sebagai perbuatan 

mencela, menghina dengan cara merendahkan orang lain.
58

 Ibnu „A>syu>r 

memahaminya dalam arti, ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, 

baik dengan isyarat, bibir, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan 

atau ancaman.
59

 Menurut al-Asfah>ani> kata ٌّض bermakna perbuatan 

menggunjing dan terus menerus menyebutkan aib (mencela).
60

 Maka pengertian 

ini disimpulkan bahwasanya dalam bahasa arab orang yang sering mencela 

diistilahkan sebagai   سجً ٌّبص ٚ ٌّضح .61
  

Dalam al-Qur‟an akar kata ٌّض ini disebutkan hanya sebanyak 4 kali 

yang tersebar dalam 3 surah.
62

 3 kali dalam bentuk kata kerja yang menunjukkan 

perbuatan sekarang/ akan datang (fi‟il Mudha>ri‟) sebagaimana terdapat dalam 
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QS. al-Taubah/9: 58 dan 79, QS. al-Hujurat/49: 11. Dan 1 kali dalam bentuk isim 

Masdar sebagaimana terdapat dalam QS. al-Humazah/104: 1.  

Dalam al-Qur‟an penggunaan kata ٌّض diartika sebagai bentuk perbuatan 

mengejek, menghina atau mencela kepada orang lain sebagaimana yang terdapat 

di dalam QS. al-Hujura>t/49: 11. Dalam ayat ini kata ٌّض oleh Ibnu> Asyur  

yang dikutip dalam tafsir al-Mishbah dimaknai sebagai bentuk ejekan yang 

langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan Isyarat, bibir, tangan atau 

kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Dan hal ini merupakan 

bentuk kekurangajaran dan penganiyaan.
63

 

تٕبثضٚا  .3  
Kata  تٕبثضٚا berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf ْ- ص -ة  

. bermakna mencela, juga dimaknakan memberi julukan.
64

 Menurut Ibnu Manzur, 

menunjuk pada makna pemberian Laqab (julukan) yang tidak baik. Juga dipakai 

untuk mencela dalam hal keturunan dan bentuk fisik.
65

 Kata تٕبثضٚا hanya 

disebutkan dalam al-Qur‟an satu kali yang terdapat pada QS. al-Hujura>t/49: 11 

 

                           

                           

                         

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu kaum mengolok-olokan 

kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang digolok-olokan) lebih baik 

dari mereka (yang mengolok-olokan) dan jangan pula wanita-wanita 

(mengolok-olokan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita (yang 

diperolok-olokan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokan) dan 

janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlahkamu panggil 
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memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah 

(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, 

maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
66

 

Dalam ayat di atas kata تٕبثضٚا adalah saling memberi gelar buruk. 

Larangan pada ayat tersebut menggunakan bentuk kata yang mengandung makna 

timbal balik, berbeda dengan larangan al-Lamz sebelumnya, hal tersebut bukan 

saja karena at-Tana>buz lebih banyak terjadi dari al-Lamz, tetapi juga karena 

gelar buruk biasanya disampaikan secara terang-terangan dengan memanggil yang 

bersangkutan. Hal ini mengundang siapa yang tersinggung dengan panggilan 

buruk itu, membalas dengan memanggil yang memanggilnya pula dengan gelar 

buruk, sehingga terjadi tana>buz.
67

 

 ٌغٛ .4
Kata ٌٛغ merupakan bentuk masdar dari kata kerja  -٠ٍغٝ -ٌغٝ 

.”yang berarti “sesuatu yang sia-sia, salah dan perkataan yang batil  ٌغٛا
68

 al-

Ra>gib al-Asfaha>ni>, mengartikan kata ٌٛغ dengan dua makna. Pertama, 

sesuatu yang tidak diperhitungkan dan kedua, perkataan yang sia-sia dan jelek.
69

  

 Di dalam al-Qur‟an kata ٌٛغ  disebutkan sebanyak 11 kali.
70

 Pada 

dasarnya penyebutak kata ٌٛغ tidak selalu mempunyai makna yang sama, tetapi 

selalu berkaitan dengan konteks ayat (termasuk sebab turun dan hubungannya). 

Seperti kata ٌٛغ yang terdapat dalam QS. al-Mu‟minu>n/23: 3 memiliki 
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hubungan dengan kata ٌٛغ yang terdapat dalam QS. al-Furqa>n/25: 72. Dalam 

QS. al-Mu‟minu>n/23:3 kata ٌٛغ disini diartikan dengan suatu kebohongan dan 

caci maki. Menurut Ibnu kas\i>r, kata ٌٛغ disini dimaknakan sebagai al-Ba>til 

(kebatilan) meliputi syirik, maksiat dan setiap perbuatan yang tidak bermanfaat. 

Ayat ini menggambarkan keberuntungan yang diperoleh oleh orang beriman 

dengan menghindari sikap orang kafir.
71

 Dalam QS. al-Furqa>n/25: 72, juga 

digamvarkan tentang sikap orang mukmin yang pantas masuk surga antara lain 

karena menghindari kondisi dan situasi yang ٌٛغ (tercela). Menurut al-Tabari>, 

 .diartikan sebagai setiap perkataan dan perbuatan yang batil lagi jelek ٌغٛ

Kemudian al-Tabari> menuturkan bahwa al-Qur‟an menganjurkan orang-orang 

mukmin untuk tidak terpengaruh oleh orang-orang yang mengerjakan perbuatan 

yang tercela (mabuk-mabukan, tari-tarian dan semua yang mengarah kepada dosa) 

walau bagaimana pun besar godaannya.
72
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BAB III 

ANALISIS TAHLILI  QS. AL-TAUBAH/9: 64-65 

A. Kajian Nama QS. al-Taubah. 

Surah al-Taubah adalah surah yang ke-9 di antara surah-surah dalam al-

Qur‟a>n, surah ini terdiri dari 130 ayat. Nama al-Taubah yang berarti 

pengampunan, sehubungan dengan kata al-Taubah yang berulang kali disebut 

dalam surah ini.
73

  

Mengacu pada sumber literatur Islam, nama-nama yang masyhur tercatat 

untuk surah ini adalah At-Taubah dan Al-Bara‟at. Surah ini disebut At-taubah, 

karena pokok bahasannya berisikan tentang penyesalan manusia serta kembalinya 

rahmat Allah Swt melalui gaya penyebutan yang berulang-ulang. Sedangkan 

nama Al-Bara‟at, sebenarrnya disebabkan oleh kalimat yang memulai surah ini, 

yaitu berupa pernyataan berlepas diri dari kaum musyrikin.
74

  

Selain dari dua nama tersebut di atas ada beberapa nama lagi di antaranya, 

„al-Fa>d}ilah (membuka kejahatan), „al-„Az\a>b‟ (Siksa), „al-Munqirah‟ 

(mencungkil untuk mencari), „al-Muqasyqisyah‟ (membebaskan), „al-Ha>firah‟ 

(Menggali), „‟al-Mus\irah (membangkitkan), „al-Mudamdimah‟ (membinasakan), 

dan lain-lain.
75

 

Sebagian besar ayatnya diturunkan sesudah perang tabuk, perang terakhir 

yang diikuti oleh Nabi Saw. Persiapan untuk perang ini dilakukan pada waktu 

musim panas dan susah. Ketika itu, tampaklah tanda-tanda kemunafikan kaum 

munafik yang sebelumnya tersembunyi. 
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Adapun awal surah ini diturunkan pada tahun ke-9, sesudah penaklukkan 

makkah. Kemudian, Nabi Saw mengutus Ali untuk membacakannya kepada kaum 

musyrikin dalam suatu musim.
76

 

 surah ini turun di Madinah (Madaniyyah), selain beberapa ayat yang 

dikecualikan oleh beberapa ulama, antara lain ayat 113. Ada juga yang 

mengecualikan ayat 128 dan 129. Tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa 

semua ayatnya turun sekaligus dan
77

 sama halnya dengan surah al-An‟a>m. Surah 

ini diturunkan sesudah nabi Muhammad s.a.w. kembali dari perang Tabuk yang 

terjadi pada tahun 9 Hijriyyah. Pokok-pokok isinya meliputi : 

1. Surah ini menurut al-Biqa>‟i adalah memusuhi yang berpaling dari ajakan 

surah sebelumnya untuk mengikutisiapa yang mengajarkan tauhid dan 

menyembah Tuhan yang Maha Esa. Salah satu bukti paling kuat tentang 

hal ini adalah kisah al-Mukhalafi>n (yang keimanan : Allah selalu 

menyertai hamba-hambanya yang beriman; pembalasan atas amalan-

amalan manusia hanya dari Allah; segala sesuatu menurut sunnatullah; 

perlindungan Allah bagi orang-orang yang beriman; kedudukan Nabi 

Muhammads.a.w. di sisi Allah. 

2. Hukum-hukum : kewajiban menafkahkan harta; macam-macam harta 

dalam Agama serta penggunannya; Jizyah; perjanjian dan perdamaian; 

kewajiban Ummat Islam terhadap Nabinya; sebab-sebab orang Islam 

melakukan perang total; beberapa dasar politik kenegaraan dan 

peperangan dalam Islam. 
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3. Kisah-kisah: Nabi Muhammad s.a.w. dengan Abu Bakar r.a. di suatu bukti 

s}u>r  ketika hijrah; perang Hunain (perang Authaz atau perang 

Hawazin); perang Tabuk. 

4. Lain-lain: sifat-sifat orang-orang yang beriman dan tingaktan-tingkatan 

mereka.
78

 

Ulama sepakat bahwa surah ini merupakan surah terakhir yang diterima 

Nabi Muhammad s.a.w. ia turun sesudah turunnya surah al-Fath} (surah ke-110 

dalam perurutan mush}af dan surah yang ke-114 dari segi jumlah surah-surah al-

Qur‟a>n yang turun kepada Nabi Muhammad s.a.w.) 

Ulama berbeda pendapat tentang tidak dimulainya surah ini dengan 

basmalah. Ada yang berpendapat bahwa ini mengikuti kebiasaan masyarakat Arab 

yang tidak menyebut basmalah bila membatalkan perjanjian. Ada juga yang 

berpendapat bahwa itu karena basmalah mengandung curahan rahmat dan 

limpahan kebajikan, sedang surah ini berbicara tentang pemutusan hubungan 

Allah dan Rasulnya terhadap kaum musyrikin sehingga mereka tidak wajar 

mendapat rahmat dan kebajikan. Ada lagi yang berpendapat bahwa, ketika surah 

ini turun, para sahabat bingung apakah ia merupakan satu surah tersendiri atau 

bagian dari surah al-Anfa>l, sehingga mereka tidak menulisnya tanpa basmalah. 

Pendapat ini sejalan dengan riwayat yang menyatakan bahwa Utsm>an bin Affan 

r.a. ditanya tentang tidak dibubuhkannya basmalah pada surah ini. Beliau 

menjawab bahwa, biasanya, apabila ada ayat atau surah yang turun, Rasulullah 

s.a.w. menyampaikan di mana ia diletakkan; setelah ayat ini dan surah itu sambil 

menyebut namanya. Surah al-Anfa>l lanjut Utsma>n r.a. merupakan salah satu 

surah yang paling awal turun di Madinah, sedang surah Bara>‟ah (al-Taubah) 

merupakan salah satu surah yang terakhir. Uraiannya mirip dengan uraian al-
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Anfa>l. “aku kata Utsman r.a. menduganya bagian dari surah al-Anfa>l. 

Rasulullah s.a.w. wafat sebelum menjelaskan kepada kami di mana ia ahrus 

diletakkan, karena itu aku (memerintahkan) meletakkannya sesudah al-Anfa>l 

dan tidak membubuhkan basmalah antar-keduanya. (HR. Abu> da>ud, al-

Tirmizi, al-Nasa.‟i>, dan lain-lain melalui Ibnu Abbas).  

 Para kritikus hadis menyatakan bahwa dalam rangkaian perawi riwayat di 

atas terdapat seorang yang bernama Yazid al-Farisi yang diragukan identitasnya 

atau paling sedikit tidak dikenal identitasnya. Atas dasar itu, riwayat ini dari segi 

sanad amat lemah. 

 Di sisi lain, matan yakni kandungan informasinya pun sulit diterima. 

Apakah masuk akal Rasulullah s.a.w. tidak menjelaskan tempat surahini hingga 

beliau wafat, padahal jarak waktu dan turunnya surah ini dan wafatnya Rasul 

s.a.w. masih cukup panjang ? Surah ini, atau paling tidak ayat-ayatnya, turun pada 

tahun 9 hijriyah, sedang Rasul s.a.w. wafat pada Rabi‟ul awal tahun 9 hijriyah. 

Dengan demikian, masih ada sekitar setahun lebih antara awal turunnya surah ini 

dan wafatnya Rasul s.a.w. masa itu cukup panjang sehingga mustahil sepanjang 

masa itu Nabi s.a.w. tidak menjelaskan tempatnya atau sahabat-sahabat beliau 

tidak menanyakannya.
79

 kedua surah al-Anfa>l dan al-Taubah mengandung uraian 

yang sama atau mirip, memang sangat benar. Keduanya berbicara tentang 

pembatalan perjanjian dan pada kedua surah ada uraian tentng masjid al-hara>m 

yang tidak wajar di kelola kecuali orang-orang bertakwa dan bahwa kaum 

musyrikin adalah najis. Selanjutnya, ditemukan juga di sini dan di sana dorongan 

untuk berjihad, berinfak, serta kerja sama dan bantu-membantu. Ada juga pada 
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kedua surah ini terdapat juga uraian tentang keadaan Nabi s.a.w. pada awal 

periode perjuangan beliau,pertengahan, dan akhirnya. 

Berbeda dengan surah-surah lain, permulaan surah ini tidak terdapat kata 

basmalah, karena surah ini merupakan pernyataan perang total dengan arti bahwa 

segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin, 

sedangkan basmalah bernafaskan perdamaian dan cinta kasih Allah s.w.t.
80

 

 Pendapat lain mengatakan, surah ini tidak dimulai dengan basmalah 

sebagaimana surah-surah lainnya. Hal ini menjadi dalil sebagian ulama yang 

berpendapat bahwa surah ini tidak berdiri sendiri, tetapi sebagailanjutan dari surah 

sebelumnya (al-Anfa>l) dan menurut pendapat ulama yang banyak bahwa surah 

ini berdiri sendiri. 

Adapun sebab tidak dimulainya surah ini dengan basmalah, antara lain: 

1. Diriwayatkan dai al-Ha>kim dalam al-Mustadra>k dari Ibnu Abbas 

bertanya kepada Ali bin Abi T{a>lib tentang tidak ditulisnya basmalah 

pada permulaan surah, Ali menjawab: “karena basmalah mengandung isi 

keimanan, sedangkan Bara>‟ah diturunkan dengan pedang, artinya untuk 

berperang melawan orang-orang kafir yang melanggar janji. 

2. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmi>zi dan lain-lain dari Ibnu Abbas 

yang maksudnya: “Ibnu Abbas bertanya kepada Us\man binn „Affan r.a. : 

apakah yang mendorongmu untuk berbuat terhadap surah al-Anfa>l yang 

termasuk al-mas\ani (ialah surah-surah dalam al-Qur‟a>n yang ayat-

ayatnya kurang sedikit dari seratus ayatnya lebih dari seratus) dan 

menggabungkan kedua surah itu tanpa menulis basmalah antara keduanya 

dan menggolongkan kepada (Assab‟u al-T{iwa>l), artinya : tujuh surah 

yang panjang. Yaitu : al-Baqarah, Ali imra>n, al-Nisa>‟, al-A‟ra>f, al-
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An‟a>m, al-Ma>‟idah, dan yu>nus.” Us\man menjawab: “Rasulullah 

tidak pernah menerangkan digabungkannya atau tidaknya antara al-

Anfa>l dan Bara>‟ah”. Kata Us\man selanjutnya: “saya berpendapat 

bahwa keduanya itu satu surah, oleh karena itu saya tiak menulis 

basmalah antara keduanya (permulaan Bara>‟ah).
81

  

 

Adapun hukum membaca basmalah pada Bara>‟ah, yaitu: 

1. Pada umumnya ahli qira‟at sependapat untuk meninggalkan bacaan 

basmalah pada permulaan surah al-Bara>‟ah, karena tertulis di dalam 

mushaf al-Imam, bahkan ada yang menyatakan Ijmak kecuali Ibnu 

Mundzir.  Dia membaca pada awal surah ini, karena mengikuti mus}haf 

Ibnu mas‟u>d (yang sudah tidak ada lagi). Menurut „As}im, membaca 

basmalah pada permulaan Bara>‟ah dengan maksud untuk mengambil 

berkat dikiaskan hukumnya kepada hukum disunnahkan membaca 

basmalah setiap memulai pekerjaan yang baik-baik. 

2. Adapun membaca basmalah tidak pada permulaan Bara‟a>h tidak ada 

keterangan dari ulama ahi Qira‟at yang terdahulu. Berdasarkan itu imam 

yang lain menyatakan hukumnya jawaz (boleh seperti bolehnya membaca 

basmalah pada ayat yang lain yang letaknya tidak pada permulaan 

surah).
82

 

Rasyid Khalifah berpendapat bahwa angka sembilan belas merupakan 

angka Rahasia al-Qur,a>n. Basmalah terdiri dari sembilan belas huruf. Setiap kata 

pada basmalah terbagi habis oleh sembilan belas huruf. Setiap kata pada basmalah 

terbagi habis oleh sembilan belas. Kata Ism ditemukan dalam Quran sebanyakk 
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sembilan belas kali, kata Allah sebanyak 2698 kali, kata al-Rahma>n sebanyak 57 

kali, dan al-Rahi>m (yang merupakan sifat Allah) terulang sebanyak 114 kali, 

masing masing pada awal setiap surah, kecuali dalam surah an-Naml disebutkan 

dua kali, sekali pada permulaan surah dan dikali kedua di celah celah ayat ayat 

surah. Jika Basmalah dicantumkan pada awal surah ini jumlahnya akan menjadi 

115 dan ketika itu ia tidak habis terbagi. Karena itu, pada surah ini Basmalah di 

tiadakan. Semua pendapat diatas merupakan ijtihad atau hasil pemikiran manusia 

dan tidak memiliki pijakan yang kuat, tidak juga ada dasarnya dari Rasulullah 

boleh jadi jawaban yang relevan adalah surah ini tidak dimulai dengan Basmalah 

karena Rsulullah memang tidak memerintahkan untuk menulisnya.
83

 

Adapun letak relevansi surah al Bara>‟ah dengan surah sebelumnya. Surah 

ini merupakan pelengkap bagi surah sebelumnya dalam kebanyakan pokok agama 

dan cabangnya, serta perundang-undangan yang semuanya menyangkut hukum 

peperangan dan persiapannya, sebab-sebab memperoleh kemenangan didalamnya, 

hukum-hukum perjanjian berupa memelihara dan mengembalikannya jika 

keadaan menuntutnya, hukum perwalian di dalam dan selainnya diantara kaum 

mukminin dan kaum kafir, ihwal kaum yang jujur dan kaum kafir yang tidak tetap 

pendiriannya dari kaum munafik, serta orang orang yang berpenyakit hati.
84

 

Ringkasnya, apa yang dimulai didalam surah pertama disempurnakan didalam 

surah kedua ini. Berikut ini disajikan beberapa contoh; 

a. Uraian panjang tentang memerangi kaum musyrikin dan ahli kitab. 

b. Dalam surah pertama diterangkan, bahwa kaum musyrikin menghalang-

halangi. Manusia dari Masjidil Haram, dan mereka bukanlah 
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perlindungannya. Sedangkan didalam surah kedua diungkap sebagai 

berikut; 

              

 

Terjemahnya: 

  Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid 

Allah, 

 

c. Dalam surah al-Anfa>l disajikan beberapa perjanjian, sedang surah at-

Taubah dibuka dengan menguraikan perkara itu secara panjang lebar.  

d. Surah al-Anfa>l menyajikan dorongan agar orang senang menafkahkan 

harta di jalan Allah. Hal ini disajikan lebih lengkap lagi di dalam surah Al 

Bara‟a>h. 

e. Surah pertama bercerita tentang orang orang munafik dan orang orang yang 

berpenyakit hati. Didalam surah kedua, hal ini diuraikan lebih sempurna 

lagi.
85

  

 

B. Teks ayat dan terjemah 

                  

                    

                       

       

 

 

Terjemahnya: 

Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka 

sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. 

Katakanlah kepada mereka: “Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap 
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Allah dan Rasu-Nya)”. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang 

kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang 

mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: “Sesungguhnya 

kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja”. Katakanlah: 

“Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu 

berolok-olok?"
86

 

 

C. Makna Mufrada>t QS. al-Taubah/9: 64-65 

 ٠ذزس .1
Kata ini berasal dari akar kata ح -ر -س  yang memiliki satu makna 

yaitu اٌت١مظ  (berwaspada, hati-hati).
87

 Dikatakan -saya bersikap hati) دزس 

hati) dan ٗدزست (saya mewaspadainya).
88

 Menurut al-Mara>ghi ialah berhati-

hati dan waspada terhadap  sesuatu yang ditakuti.
89

 Dari kata ini kemudian 

terbentuk beberapa kata lain yang memiliki arti yang beraneka ragam, tetapi tidak 

menyimpang dari arti asalnya. Misalnya, seseorang yang sedang di dalam 

ketakutan disebut دبرسْٚ   karena dengan ketakutannya ia selalu memelihara 

dan berjaga-jaga diri. Tempat yang berbahaya dinamakan اٌذِزس٠َّخُ   karena di 

tempat ini seseorang akan berhati-hati dan berjaga-jaga atas kemungkinan bahaya 

yang dihadapi. Peperangan yang berkecamuk disebut juga   َٓ ذْزُٚس٠ِ ًّ اٌ  karena 

setiap yang ikut berperang harus waspada dan siap siaga menghadapi musuh. Kata 

ini juga diartikan sebagai bencana yang membuat orang menjadi waspada akan 

kemungkinan terulangnya.
90 
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Kata دزس dan berbagai macam bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 

21 kali dalam al-Qur‟a>n.
91

 Dua kali di antaranya berbentuk mashdar (kata yang 

menunjuk pada benda), seperti pada QS. al-Baqarah/2: 19 dan 243, di dalam 

bentuk Ism fa>‟il (pelaku) disebut satu kali, yaitu pada QS. al-syu‟ara>‟/26: 56, di 

dalam bentuk ism maf‟u>l (nama objek) satu kali, seperti pada QS. al-Isra>‟/17: 

57, dan yang lain di dalam bentuk fi‟il mudha>ri‟ (kata kerja masa sekarang), 

seperti QS. al-Qasha>sh/28: 6.
92

  

 

Kata دزس mempunyai lima makna dalam al-Qur‟an, Yaitu : 

a. Takut 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S al-Zuma>r/39:  9 

                             

Terjemahnya:  

Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 

beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 

kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?
93

 

 

b. Waspada 

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S  al-Syu‟ara>/26 : 56 dan Q.S al-

Muna>fiqun/63 : 4  

 

           

Terjemahnya : 

Dan Sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga
94
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Terjemahnya :  

Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu 

kagum. dan jika mereka berkata kamu mendengarkan Perkataan mereka. 

mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. mereka mengira bahwa 

tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. mereka Itulah musuh 

(yang sebenarnya) Maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah 

membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari 

kebenaran)?
95

 

 

c. Memperingatkan 

Sebagaimana disebutkan dalam QS. ali-Imran/3 : 28 

          

 

Terjemahnya :  

Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya.
96

 

 

d. Siap siaga 

Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisa>‟/4 : 71 

                         

 

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke 

medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama.
97
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e. Berhati-hati  

Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Tagha>bu>n/64: 14 

 

                        

Terjemahnya : 

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-

anakmu ada yang menjadi musuh bagimu  Maka berhati-hatilah kamu 

terhadap mereka
98

 

 

 تُٕجَِّإُ  .2
Kata  ُتُٕجَِّإ  berasal dari akar kata أ  -ة -ْ   yang bermakna  ُْ ت١ْبَ الِْْ

 ْٓ ِِ  ٍْ ىَب َِ ٍْ ىَب َِ ئٌَِٝ   (sesuatu yang datang dari suatu tempat ke tempat 

lain).
99

 kata  إٌجأ  juga dapat berarti bersuara pelan dan samar. Menurut raghib 

al-asahfahani, kata إٌجأ    adalah kabar yang mengandung faedah besar yang 

kabar ini dihasilkan dari ilmu atau prasangka yang kuat. Sebuah berita tidak dapat 

disebut dengan إٌجأ    kecuali memenuhi tiga kriteria tadi (berfaedah, didapatkan 

berdasarkan ilmu atau prasangka yang kuat) dan kabar yang bisa disebut dengan 

 adalah kabar yang terbebas dari kebohongan seperti kabar yang di إٌجأ 

ceritakan secara Mutawa>tir (banyak orang), kabar yang datang dari Allah s.w.t. 

serta kabar yang datang dari Nabi Muhamamad s.a.w. oleh karena kata إٌجأ    
mengandung makna berita, maka disebutkan dalam sebuah kalimat أُٔجأتٗ ثىذا 
artinya aku telah mengabarkan kepadanya tentang ini. Ini sama artinya dengan 

kalimat أخجشتٗ ثىزا    . dan juga karena kata إٌجأ    mengandung makna ilmu 
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di dalamnya, maka disebutkan dalam sebuah kalimat أجأتٗ ثىزا    artinya aku 

memberi tahukan kepadanya tentang ini.
100

   

Terdapat kaitan antara makna  إٌجأ  sebagai berita dan berpindah dari satu 

tempat ke tempat yang lain, karena berita itu sendiri pada dasarnya berpindah dari 

satu tempat ke tempat lain.
101

 

Kata  إٌجأ dan berbagai macam derivasinya di sebutkan sebanyak 29 kali 

dalam al-Qur‟a>n.
102

 17 kali di dalam bentuk mufrad (tunggal), dan 12 kali di 

dalam bentuk jamak. 

Penggunaan istilah kata  إٌجأ di dalam al-Qur‟a>n pada umumnya 

merujuk kepada pemberitaan yang sudah dijamin kebenarannya; bahkan, jua 

sangat penting untuk diketahui, meskipun berita itu kadang-kadang merupakan 

berita yang tidak mungkin dibuktikan secara empirik karena keterbatasan 

kemampuan manusia.
103

 

خشجِ .3  

Kata ini berasal dari akar kata  ج –س  –ر  yang bermakna keluar dari 

tempat berdiamnya atau keluar dari kondisinya, baik tempat itu merupakan rumah, 

daerah, ataupun baju, dan begitu pun dalam hal kondisi, baik itu adalah kondisi 

yang ada pada dirinya atau berada pada sebab-sebab yang bersifat eksternal.
104

 

Menurut al-Mara>ghi, ِخشج menampakkan sesuatu yang tersembunyi, seperti 

mengeluarkan biji dan tumbuh-tumbuhan dari tanah.
105
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Kata خشج dan berbagai bentuk macam derivasinya disebutkan sebanyak 

182 kali dalam al-Qur‟a>n.
106

 Kata خشج merupakan kata kerja bentuk 

intransitif, ,  )َاٌفعً الاص(, kata ini di dalam al-Qur‟a>n ditemukan 

banyak sekali dalam berbagai macam pola perubahannya yang dipengaruhi oleh 

perubahan subjek atau pelaku. Yang di dalam pola kata kerja fi‟il ma>dhi> saja 

terdapat di dalam tiga belas ayat dan di dalam pola kata kerja fi‟il mudha>ri‟ 

terdapat di dalam tiga puluh ayat.
107

 

Dari bentuk kata خشج dapat diubah ke dalam bentuk kata kerja فعً  
 dengan menambahkan awalan berupa hamzah sehingga menjadi اٌّتعذٜ

اخشاجب ٚ ِخشج -٠خشج -اخشج  yang artinya mengeluarkan atau 

memunculkan baik dengan arti fisik a‟-a‟ya>n maupun non-fisik al-ma‟a>ni>. 

Menurut al-Ashfaha>ni, pemakaian dengan arti fisik adalah yang terbanyak di 

dalam al-Qur‟a>n. Seperti dalam QS. al-Anfa>l/8: 5 

                
Terjemahnya: 

Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dan rumahmu dengan 

kebenaran.
108

 

 

Kata mengeluarkanmu di dalam ayat ini menghendaki keluarnya seseorang 

dari rumahnya secara fisik dan bukan rohaninya saja. 

 ٔخٛض .4

Kata ini berasal dari akar kata  ض –ٚ  –ر  yang berarti masuk ke dalam air 

dan melewatinya.
109

 Kata خٛض    yang pada mulanya berarti tercebur masuk ke 
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kedalaman air sambil berusaha meninggalkan tempat, tetapi bukan dengan 

berenang.  Seseorang masuk ke kedalaman air, kakinya tidak menyentuh dasar 

sungai atau laut tempat ia tercebur, sehingga ia tidak dapat berjalan karena ia tidak 

memiliki pijakan. Demikian juga pembicaraan yang tidak mempunyai dasar atau 

pijakan. Al-Qur‟a>n seringkali menggunakan kata ini untuk melukiskan ucapan-

ucapan yang melecehkan agama.
110

 Sementara itu, dikutip dari perkataan al-

Qurthubi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa pada mulanya kata خٛض 

dipakai khusus berkenaan dengan air. Apabila dikatakan خبض ِذّذ   tanpa 

penjelasan maka yang dimaksudkan adalah Muhammad masuk ke dalam air. 

Akan tetapi, pengertiak kata tersebut berkembang sehingga tidak hanya terbatas 

pada berkembang sehingga tidak hanya terbatas pad air saja; bahkan, menjangkau 

semua yang dapat berfungsi menutupi sesuatu sebagaimana air menutupi dasar 

tempatnya.
111

 

Kata خٛض   dan berbagai macam bentuk derivasi nya di sebutkan 

sebanyak 12 kali dalam al-Qur‟a>n.
112

 

Di dalam al-Qur‟a>n kata خٛض disebut dalam pembicaraan tentang 

celaan terhadap perbuatan orang-orang munafik yang sesat dan tetap tenggelam di 

dalam kesesatan, seperti dalam QS. al-Zukhru>f/43: 83, dan QS. al-Thu>r/52: 12, 

dan larangan melakukan perbuatan keji tersebut, seperti QS. al-Nisa>‟/4: 140, dan 

QS. al-An‟a>m/6: 68. 

Mereka mempermainkan dan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah 

sehingga mereka tetap tenggelam di dalam kesesatan sampai memasuki 

pembicaraan yang lain, yang tidak memperolok-olokkan ayat-ayat Allah s.w.t. 
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tersebut seperti dalam QS. al- An‟a>m/6: 68 dan 91 serta QS. al-Taubah/9: 65 dan 

69.
113

 

 ٍٔعت .5
Kata ini berasal dari akar kata ة  -ع -ي   yang pada mulanya berarti 

ucapan atau perbuatan yang tidak mengandung tujuan tertentu. Sekedar untuk 

menghibur hati, menghabiskan waktu. Bahkan boleh jadi ia dipahami sebagai 

aktivitas yang tidak pada tempatnya.
114

 Asal arti kata ٌعت   adalah air liur yang 

mengalir. Disebutkan ٌعَْجبً -٠ٍعَتُ  –ٌعََتَ    artinya air liur mengalir. Dan 

kalimat ٌعت فلاْ   artinya si fulan melakukan perbuatan yang tidak bermaksud 

sungguh-sungguh.
115

  

Kata ٌعت   dan berbagai macam bentuk derivasi nya di sebutkan sebanyak 

20 kali dalam al-Qur‟a>n.
116

 

D. Muna>sabah Ayat\ Q.S al-Taubah/9 : 64-65 

Muna>sabah dari segi bahasa bermakna kedekatan. Nasab adalah 

kedekatan hubungan antara seseorang dengan yang lain disebabkan oleh 

hubungan darah/keluarga. Ulama-ulama al-Qur‟an menggunakan kata 

muna>sabah untuk dua makna. 

Pertama: Hubungan kedekatan antara ayat atau kumpulan ayat-ayat al-

Qur‟an satu dengan lainnya. Ini dapat mencakup banyak ragam, antara lain: 

a. Hubungan kata demi kata dalam satu ayat. 

b. Hubungan ayat dengan ayat sesudahnya. 
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c. Hubungan kandungan ayat dengan fa>s}ilah/ penutupnya. 

d. Hubungan surah dengan surah berikutnya. 

e. Hubungan awal surah dengan penutupnya. 

f. Hubungan nama surah dengan tema utamanya. 

g. Hubungan uraian akhir surah dengan uraian awal surah berikutnya. 

Kedua: Hubungan makna satu ayat dengan ayat lain, misalnya 

pengkhususannya, atau penetapan syarat terhadap ayat lain yang tidak bersyarat, 

dan lain-lain.
117

 

Adapun uraian muna>sabah Q.S al-Taubah ayat 64-65 pada ayat sebelum 

dan sesudahnya yaitu ayat 61-63 menjelaskan tentang keburukan sekelompok 

orang-orang munafik yang begitu berani kepada Allah dan Rasulnya dan juga 

tentang ucapan dan gangguan orang-orang munafik.  Mereka mengucapkan kata-

kata yang menyakitkan hati Nabi muhammad s.a.w., padahal beliau adalah 

manusia agung yang mendapat informasi dari Allah melalui para malaikat.
118

 

Mereka berkata bahwa Nabi tidak berlaku adil dan telinga nya menampung dan 

mempercayai semua yang di dengarnya tanpa seleksi, sehingga dia tertipu. Akan 

tetapi sebenarnya telinga nya dipergunakan untuk mendengar wahyu-wahyu Ilahi 

dan menyampaikan wahyu tersebut demi kebaikan. Pada ayat 64 ini menjelaskan 

tentang kelompok munafik yang kualitas kemunafikannya di bawah kelompok 

orang munafik pada ayat 61-63. Mereka pada ayat ini takut bahwa akan turun 
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terkait kelakuan mereka suatu surat yang menerangkan  apa yang mereka 

sembunyikan dalam hati mereka.
119

  

Pada ayat 65 Ibnu „A>syu>r menghubungkan ayat ini dengan ayat 62 yang 

menjelaskan bahwa mereka bersumpah bohong dan ayat 61 yang menyatakan 

bahwa mereka mengganggu Nabi s.a.w. yakni mereka bersumpah tentang 

ketulusan mereka.
120

 Mereka ditegur karena mencerca Nabi s.a.w. dan mereka 

mengingkarinya sambil bersumpah atas nama Allah  terhadap perbuatan yang 

mereka lakukan.  Pada ayat 66 dijelaskan bahwa orang-orang munafik akan 

disiksa, seandainya ada yang tidak disiksa karena ada kemaslahatan agama yang 

mengundang tidak dijatuhkannya siksa itu, maka boleh jadi ada yang bertanya: 

Mengapa demikian? Mengapa ada yang disiksa dan ada yang tidak ? ayat 67 ini 

menjawab bahwa sebenarnya mereka adalah satu-kesatuan, sebagian mereka dari 

sebagian yang lain. Jiwa dan kecenderungan mereka sama dalam keburukan sifat 

dan perbuatan, dan dengan demikian, mereka pun menyatu dalam sanksi amal-

amal mereka serta akibat buruk yang mereka alami.
121

  

E. Asba>b al-Nuzu>l QS. al-Taubah/9 : 64-65 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ha>tim yang bersumber dari Ibnu „Umar 

bahwa seorang laki-laki pada peperangan Tabuk berkata di dlam majlis : ,, kami 

tidak pernah mendapat kitab seperti Qur‟a>n mereka, tidak pernah melihat orang 

yang lebih mementingkan perutnya, lebih pembohong dari mereka, dan lebih 

pengecut waktu berhadapan dengan musuh”, berkatalah yang lainnya : ,,Engkau 

dusta, dan engkaulah benar-benar seorang munafik, akan kukatakan hal ini kepada 
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Rasulullah s.a.w. dan turunlah ayat ini sebagai larangan untuk memperolok-olok 

Allah, ayat-ayat dan Rasulnya. Selanjutnya dikemukakan bahwa Ibnu Umar 

melihat orang itu bergantung pada ikat pinggang unta Rasulullah sehingga 

kakinya tersandung-sandung pada batu, sambil berkata : ,,Ya Rasulallah! Saya 

hanya bergurau dan bermain-main saja”. Rasulullah s.a.w. bersabda : ,,Apakah 

patut kepada Allah, ayat dan Rasulnya kamu memperolok-olokan?
122

 

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Jari>r yang bersumber 

dari Qatadah bahwa orang-orang munafik berkata dengan sinisnya di waktu 

peperangan Tabuk : ,,Orang ini (Muhammad) berkeinginan menguasai negara 

Syam dan benteng-bentengnya. Alangkah hebatnya bukan !?. pembicaraan ini 

disampaikan oleh Allah s.w.t. kepada Nabunya dan Nabi s.a.w. mendatangi 

mereka sambil berkata : ,,Kami ini hanya bersenda gurau dan main-main saja”.
123

 

Adanya dua Asba>b al-Nuzu>l yang berkaitan dengan ayat yang peneliti 

kaji, peneliti menyimpulkan bahwa riwayat yang pertama yang lebih dapat 

diperpegangi, karena terdapat literatur yang menjelaskan bahwa riwayat tersebut 

diriwayatkan oleh beberapa perawi selain Ibnu Hatim yang disebutkan, sedangkan 

riwayat yang kedua hanya di riwayatkan oleh satu periwayat yaitu Ibnu Jarir yang 

bersumber dari Qatadah. 

 

F. Penafsiran Ayat terhadap QS. al-Taubah/9: 64-65  

 

                  

 Ayat ini menerangkan sebagian keadaan orang-orang munafik yang 

tersingkap oleh perang Tabuk. Ibnu Syaibah dan Ibnu Abu Ha>tim mengeluarkan 
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dari Mujahid, bahwa kaum munafik membicarakan suatu pembicaraan di antara 

mereka, kemudian berkata, “Mudah-mudahan pembicaraan kita ini tidak 

terbongkar.” Abu Syaikh mengeluarkan dari Qatadah, surah ini dinamakan Al-

fa>d}ihah karena membukakan aib kaum munafik, dan dinamakan al-Munbi‟ah, 

karena memberitakan cacat mereka.
124 

   َْ ْٛ ٕبَفِمُ ُّ ٠ذَْزَسُ اٌ  jika dipahami dalam arti khawatir, bertentangan 

dengan sifat kemunafikan. Karena kemunafikan berarti mereka tidak percaya 

kepada informasi al-Qur‟a>n yang disampaikan Nabi s.a.w., dan jika demikian 

tentu bukan pada tempatnya mereka takut atau khawatir bila ada surah al-Qur‟a>n 

yang turun menjelaskan isi hati mereka.
125

 Kaum munafik takut jika diturunkan 

kepada kaum mu‟minin sebuah surat yang memberitakan tentang apa yang ada di 

dalam hati mereka, merobek tabir kemunafikan, dan membongkar rahasia 

mereka.
126

 Ketakutan mereka merupakan dampak alami dari keraguannya 

terhadap wahyu dan kerasulan Muhammad s.a.w.  

 Kita tidak perlu mengkhawatirkan yang disebut ayat ini dengan arti 

“berpura-pura khawatir”, atau hendaklah khawatir”. Karena tidak ada salahnya 

memahami kata tersebut sebagaimana pengertiannya yang umum. Jangankan 

kaum munafik, sebagian kaum musyrikin pun mengetahui bahwa ayat-ayat al-

Qur‟a>n tidak mungkin merupakan ucapan Nabi Muhammad s.a.w. atau manusia 

namun mereka enggan percaya oleg beberapa faktor. Kaum munafik pun 

demikian, mereka sadar bahwa al-Qur‟a>n bukan ucapan Nabi Muhammad s.a.w. 

dari sini mereka khawatir jagan sampai turun ayat-ayat yang membongkar rahasia 

                                                             
124

Ah}mad Must}a>fa> al-Mara>gi>, Tafsir al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Tafsir al-
Mara>gi>, h. 256 

125
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, vol. 5 h. 

605 

126
Ah}mad Must}a>fa> al-Mara>gi>, Tafsir al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Tafsir al-

Mara>gi>, h. 256 



46 
 

   

mereka sehingga mereka dihadapkan dalam situasi yang tidak dapat mengelak 

dari informasi al-Qur‟a>n.
127

 

 maksudnnya diturunkan kepada kaum mu‟minin تٕضي ع١ٍُٙ 

kumpulan ayat-ayat al-Qur‟a>n yang berbicara tentang keburukan orang-orang 

munafik.
128

 

 Firman Allah ْٛ٠ذزس إٌّبفم adalah khabar (informasi), bukan 

perintah, dalilnya adalah ayat setelahnya itu, yaitu  اْ اللّ ِخشج ِب
 artinya Allah menampakkan apa yang kalian takuti, yaitu تذزسْٚ

menampakkan kemunafikan kalian. Namun, mereka selalu saja melecehkan al-

Qur‟a>n, Nabi s.a.w. dan orang-orang mu‟min.
129

 

             
Allah akan menurunkan kepada Rasulnya apa yang akan mengungkapkan urusan 

kalian dan yang akan membuat kalian malu.
130

 Senada dengan ayat ini, ialah 

firman Allah s.w.t. QS. Muhammad/47 : 29. 

                       

Terjemahnya: 

Atau Apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa 

Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka ?
131

 

 Ini merupakan ancaman atas perbuatan mereka, dan juga sudah dimulai 

dinampakkan apa yang mereka takuti akan terbongkar, berupa kedengkian yang 
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tersimpan di dalam hati mereka.
132

 Berkali-kali rahasia hati mereka itu telah 

dibongkar, kita dapat menjumpai pembongkaran rahasia itu dan perangai mereka 

pada surah al-Baqarah, ali-Imra>n, al-Ahza>b, al-Muna>fiqun dan lain-lain. 

Tikaman ayat-ayat itu amat pedih. Mereka takut, sebab jiwa mereka mengakui 

kesalahan mereka , tetapi kelakuan dan sifat mereka sudah sangat rusak.
133

 

 Buya Hamka menjelaskan bahwa potongan ayat ini memberi peringatan 

kepada mereka untuk apabila mereka masih terus berolok-olok atau memperolok-

olokkan kebenaran Tuhan, memandang enteng segala kepimpinan Rasul, pastilah 

tuhan akan membongkar rahasia-rahasia hati busuk yang mereka sembunyikan itu. 

Dan inilah yang berlaku, sehingga hampir separuh dari ayat-ayat surah Al-taubah, 

sebagai surah terpanjang yang terakhir diwahyukan.
134

 

Sebenarnya orang-orang munafik mengetahui hakikat mereka, yaitu 

mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka meragukan 

kebenaran wahyu, gelisah, dan kacau. Keraguan dan kegelisahan tersebut 

membuat mereka selalu berhati-hati dan ketakutan. 

            
 Qatadah berkata, maka ketika nabi s.a.w.di perang tabuk, sementara 

kelompok orang munafik berjalan di depan beliau dan berkata: “Orang ini 

mengira akan menaklukkan istana dan benteng Romawi, sungguh mustahil. 

“Maka Allah memberitahukan kepada Nabi s.a.w. apa yang mereka katakan. 

Beliau berkata: “datangkan mereka kepadaku!”. Setelah mereka datang, beliau 
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berkata: “Kalian berkata begini dan begitu.” Maka mereka bersumpah dan 

mengatakan bahwa mereka hanya bercanda dan bermain-main.
135

 

 Bangsa Arab di waktu itu masih ada suatu kisah yang berurat akar bahwa 

bangsa Rum itu sangat kuat. Mereka selalu pergi pulang ke Sya>m. Mereka 

melihat kebesaran bangsu Rum, dan mereka tahu bahwa orang Arab bagian Utara 

sudah banyak yang tunduk takluk kepada kekuasaan besar itu. Padahal kalau 

mereka beriman, niscaya akan percaya penuh kepada Rasul, bahwa betapapun 

besar kuasa dan pengaruh bangsa Rum, orang yang beriman kepada Allah dan 

Rasulnya tidak akan takut menghadapinya. Itu sebabnya Nabi memimpin sendiri 

perang menghadapi mereka ke tabuk. Munafik juga ikut berperang, tetapi hati 

mereka ragu untuk menuruti Rasul, mereka tidak yakin akan menang, tetapi tetap 

ikut. Disinilah datang teguran keras, bahwa Allah dan Rasulnya tidak boleh 

diperolok-olokkan. Apalagi dalam menghadapi peperangan,bisik-desus kata olok 

yang melemahkan semangat, adalah merusak disiplin perang, perjalanan pegi 

perang ini bukan untuk pergi berdarmawisata, bukan pergi bermain-main atau 

berpiknik.
136

 

 Kata اٌخٛض al-Maraghi menjelaskan bahwa kata ini banyak 

digunakan dalam perkara kebatilan, karena di dalamnya seseorang menghadapkan 

dirinya kepada bahaya.
137

 Menurut Quraish shihab, al-Qur‟a>n menggunakan kata 

ini untuk melukiskan ucapan-ucapan yang melecehkan agama. Namun tentunya 

bukan makna ini yang dimaksud oleh kaum munafik. Yang mereka maksud 

                                                             
135

Abdullah bin Muh}ammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syaikh, Luba>b al-Tafsi>r min 
Ibni Kas\i>r, terj. M. Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, jil. 6, h.204 

136
Buya Hamka, Tafsir al-Azhar, h. 3020 

137
Ah}mad Must}a>fa> al-Mara>gi>, Tafsir al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Tafsir al-

Mara>gi>, h. 255  



49 
 

   

adalah pembicaraan yang tidak serius dan tidak berarti serta tidak perlu 

diperhatikan.
138

 

  

                 

 Katakanlah kepada mereka, “Sesungguhnya bersenda-gurau dan bermain-

main dengan sifat, syara‟ dan ayat-ayatnya yang diturunkan, adalah perolokan 

terhadapnya, karena setiap yang dipermainkan adalah diremehkan; dan setiap 

yang diremehkan adalah diperolokkan.
139

 Sesungguhnya mengejek Allah, ayat-

ayatnya dan Rasulnya adalah benar-benar kekafiran. Maksud dari mengolok-olok 

dan mengejek Allah adalah mengolok-olok ketika menyebut nama, sifat-sifat dan 

hukum-hukum Allah s.w.t.
140

  

 Orang-orang munafik tidak memiliki bahan perolokan lain dalam senda-

guaru dan permainan selain dari Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya. Dan mereka 

mengira bahwa uzur nya yang hanya untuk menghibur diri tanpa merasa takut 

atau malu itu diterima untuk dimaafkan. Mereka tidak mengetahui bahwa 

menjadikan agama sebagai senda-gurau dan permainan adalah kekufuran yang 

nyata, sebagaimana firman Allah QS. al-Zukhru>f/43 : 83  

                   

Terjemahnya:  

Maka biarlah mereka tenggelam (dalam kesesatan) dan bermain-main 

sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.
141

 

Dan firmannya QS.al-T}hu>r/52: 11-12 

                                                             
138

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, vol. 5 h. 

608  

139
Ah}mad Must}a>fa> al-Mara>gi>, Tafsir al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Tafsir al-

Mara>gi>, h. 258 

140
Wahbah al-Zuhaili, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> ‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa Manhaj terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Tafsir al-Muni>r, Aqidah, Syari’ah, dan Manhaj  Jilid 5, h. 532 

141
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-

Istiqamah  h. 495 



50 
 

   

                         

Terjemahnya: 

Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang 

mendustakan, (yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebathilan.
142

 

 Maksud dari ayat-ayat Allah adalah al-Qur‟a>n dan seluruh hukum 

syari‟at di dalam agama Islam. Maksud dari mengolok-olok Rasulnya dapat 

diketahui dengan jelas, yaitu seperti melecehkan risalah, pengetahuan akhlak dan 

perbuatan beliau.
143

 

 Merekalah orang-orang munafik tidak bermaksud apa-apa dengan 

perbuatan dan perkataannya itu. Mereka terus berbohong dan menutupi isi hati 

mereka, mereka telah diketahui kafir setelah mereka beriman walaupun keimanan 

mereka hanya berpura-pura.  

 Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa ayat 64 sampai 66 dalam QS. al-

Taubah ini menunjukkan beberapa hal yaitu: 

1. Sejumlah keburukan orang-orang munafik, yaitu bersumpah dengan 

sumpah-sumpah palsu, memusuhi Allah dan rasulnya, melecehkan al-

Qur‟a>n, Nabi dan orang-orang Mu‟min. Takut dari turunnya surah yang 

membongkar hakikat mereka dan beralasan bahwa mereka hanya bercanda 

dan bermain-main. Mereka mengaku terhadap perbuatan dosa dengan 

beralasan yang hal itu membuatnya lebih buruk dari perbuatan dusta. 

2. Tidak diterimanya gurauan yang melecehkan Agama dan hukum-

hukumnya. Membicarakan hal-hal batil tentang al-Qur‟a>n, Rasulnya,  
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sifat-sifat Allah, adalah kekafiran.144 

3. Firman Allah s.w.t. dalam QS. al-Taubah/9 : 66  

          

Terjemahnya : 

karena kamu kafir sesudah beriman.
145

  

Ayat tersebut menunjukkan empat hukum yaitu:  

 Pertama, melecehkan Agama adalah kekafiran kepada Allah akrena ia 

bertentangan dengan konsekuensi dari keimanan yaitu mengagungkan Allahs.w.t. 

 Kedua, kekafiran tidak hanya terbatas di dalam hati, tetapi berlaku pada 

ucapan dan perbuatan yang mengakibatkan kekafiran. 

 ketiga, perkataan yang diucapkan orang-orang munafik adalah kekafiran 

yang sesungguhnya walaupun mereka sebelumnya juga orang-orang munafik dan 

kekafiran memang akan terus terbaharui. 

 Keempat, terjadinya kekafiran setelah sebelumnya mereka adlaah orang-

orang Mu‟min secara zahir  saja.
146

 

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat ini bahwa bercanda dan 

bermain-main dengan sesuatu yang membuat kafir adalah kekafiran, karena, 

bercanda dan bermain-main adalah saudara kebatilan dan kebodohan. 
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Sesungguhnya Allah s.w.t. menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir, dan 

dia tidak menerima permintaan maaf mereka selama mereka tidak bertaubat dari 

kemunafikan.  
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BAB IV 

ISTIHZA’  DALAM QS. AL-TAUBAH/9: 64-65 

A. Hakikat Istihza’ 

Hakikat Istihza‟  dapat dilihat dari penggalan ayat QS. al-Taubah/9: 65 

yaitu            (Sesungguhnya kami hanya bersenda-gurau 

dan bermain-main saja). Ulama mengemukakan bahwa olok-olok yang dilakukan 

oleh orang-orang munafik yang dimaksud oleh ayat yang peneliti kaji ini terjadi 

dalam perjalanan Nabi s.a.w. bersama kaum muslimin menuju Tabuk guna 

menghadapi orang-orang Romawi. Mereka antara lain berkata: “Lihatlah siapa 

yang mengakui nabi itu, dia bermaksud memerangi Romawi yang amat kuat dan 

dia menduga dapat mengalahkannya”. Ada lagi yang berkata: “Dia berkata bahwa 

apa yang disampaikannya adalah firman Allah, padahal itu sebenarnya adalah 

ucapannya sendiri”.
147

 Ucapan orang-orang munafik yang mengatakan kami 

hanya bersenda-gurau dan bermain-main adalah hanya untuk menghabiskan 

waktu dalam perjalanan sambil menghilangkan kejenuhan dan keletihan. Dengan 

melihat redaksi ayat yang bersifat umum, maka jawaban orang munafik itu adalah 

jawaban klise bagi setiap teguran yang disampaikan kepada mereka. 

 Kata خٛض sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

bahwa al-Qur'a>n seringkali menggunakan kata ini untuk melukiskan ucapan-

ucapan yang melecehkan Agama. Akan tetapi bukan makna ini yang dimaksud 

oleh kaum munafik. Yang mereka maksud adalah pembicaraan yang tidak serius 

dan tidak berarti serta tidak perlu diperhatikan. 
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Kemudian kata ٌعت yang dimaksud oleh ayat yang peneliti kaji yaitu 

ucapan atau perbuatan yang tidak mengandung tujuan tertentu. Sekedar untuk 

menghibur hati, menghabiskan waktu. Bahkan dapat dipahami sebagai aktivitas 

yang tidak pada tempatnya. 

Oleh karena itu, Istihza‟ merupakan perbuatan seseorang yang menghina 

dan memperlakukan seseorang dengan tidak sewajarnya baik dengan ucapan 

maupun perbuatan yang didasari dengan senda gurau, ataupun hal tersebut 

disengaja atau tidak disengaja yang memiliki dampak merendahkan harkat dan 

martabat orang lain dalam berbagai aspek seperti hukum, politik, agama dan 

budaya.  

Telah disebutkan pengertian umum Istihza‟ pada bab sebelumnya, Istihza‟ 

dalam ayat yang peneliti kaji merupakan bentuk Ism (kata benda) yang berasal 

dari akar kata ٘ضأً  -٠ٙضؤ -٘ضأ  bermakna mengejek, mengabaikan, 

memperolok-olok. Tidak banyak pakar yang merumuskan definisi Istihza‟ secara 

terminologis dalam kajian mereka. Di antara yang sedikit itu adalah al-Ghazali, 

dalam kitabnya Ihya>‟ „ulu>m al-Di>n, ia berkata : 

 َِ ْٕج١ُِْٗ عٍََٝ َٚ  َٚ اٌتَ َٚ اٌتذَْم١ِْشُ  عَْٕٝ اٌغُخْش٠ِخَُ : الاعْتِٙبَٔخَُ 
ُْ رٌهَِ  ْٛ َٚ لذَْ ٠ىَُ  ,ُْٕٗ ِِ ِٗ ٠ضَْذَهُ  جْ َٚ َٚ إٌَّمبَئِضِ عٍََٝ  ةِ  ْٛ اٌع١ُُ
َٚ الِا٠َّبءِ  ُْ ثبِلِاشَبسِحِ  ْٛ َٚ لذَْ ٠ىَُ يِ  ْٛ َٚ اٌمَ  ًِ ذَبوَِخ فِٟ اٌفِعْ ُّ  148ثبٌِ

Artinya: 

Makna penistaan (al-Sukhriyyah) adalah menghina, merendahkan dan 

mengungkap aib atau kekurangan orang lain dengan cara 

menertawakannya. Hal tersebut bisa dengan cara meniru perilaku, 

perkataan maupun isyarat”.  

Definisi yang diajukan al-Ghazali tersebut dijadikan rujukan oleh al-

Alu>si> dalam Ru>h al-Ma‟a>ni>. Ia menyebut : 
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 َٚ ْٙضَاءَ: الْعْتذِْمبَسُ  َّْ الِْعْتِ َِ اٌغَضَاٌِٟ أَ خُ الْعْلَا َٚ رَوَشَ دُجَّ
ِٗ ٠ضَْذَكُ  جْ َٚ َٚ إٌَّمبَئضُِ عٍََٝ  ةُ  ْٛ َٚ اٌع١ُُ ْٕج١ُِْٗ  َٚ اٌتَّ الْعْتِٙبََٔخَُ 

ُْ رٌِ  ْٛ َٚ لذَُ ٠ىَُ  ُْٕٗ َٚ الِْشَبسَحِ ِِ يِ  ْٛ َٚ اٌمَ  ًِ ذَبوَبحِ فِٟ اٌفعِْ ُّ هَ ثبٌِ
بء َّ .َٚ ال٠ْْ

 149
 

Artinya: 

“Hujjat al-Isla>m al-Ghaza>li> menyebutkan bahwa (Istihza‟) adalah 

menghina, merendahkan, dan mengungkap aib atau kekurangan orang lain 

dengan cara menertawakannya. Hal tersebut bisa dengan cara meniru 

perilaku, perkataan maupun isyarat.” 

 Meskipun al-Ghaza>li menyebut perihal pengolokan dengan 

menggunakan diksi al-sukhri>yah, tetapi al-Alu>si> menyebutnya dengan kata 

Istihza‟. Hal ini menandakan bahwa kedua lafal tersebut memiliki makna yang 

sama atau sinonim.  

Menurut Ragi>b al-As\faha>ni kata ini berarti senda gurau secara 

tersembunyi dengan tujuan untuk menghina dan bermain-main.
150

 Makna seperti 

ini salah satunya digunakan dalam QS. Al-Baqarah/2: 14. 

                             

           

Terjemahnya:  

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka 

mengatakan: "kami telah beriman". dan bila mereka kembali kepada 

syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan: "sesungguhnya kami 

sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok.
151

 

Al-Qurt}ubi> menjelaskan bahwa Istihza‟ memiliki beberapa makna 

dasar, Yaitu al-Takzi>b, mendustakan sesuatu, al-la‟b mempermainkan sesuatu 
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dan menganggapnya bahan candaan, al-intiqa>m, menyiksa dan membalas 

terhadap seseorang sesuai perbuatannya.
152

  

Dimaknai al-Takzi>b, sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS. al-

Syu‟araa/26: 6  

                       

Terjemahnya: 

Sungguh mereka telah mendustakan (Al Quran), Maka kelak akan datang 

kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-

olokkan.
153

 

 Dimaknai al-La‟b, sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS. al-

Taubah/9: 65 

                             

         

Terjemahnya: 

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan 

itu), tentulah mereka akan manjawab, "sesungguhnya kami hanyalah 

bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan 

Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"
154

 

 Dimaknai al-Intiqa>m, sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS. al-

Ra‟ad/13: 32 
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Terjemahnya:  

Dan Sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa Rasul sebelum kamu, 

Maka aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu kemudian aku 

binasakan mereka. Alangkah hebatnya siksaan-Ku itu!
155

 

 Maka dari sini peneliti bisa menyimpulkan bahwasanya hakikat Istihza‟ 

yang terdapat dalam QS. al-Taubah/9: 64-65 yaitu   ِٗ ٌِ ْٛ َٚ سَعُ  ِٗ َٚ ا٠َبَتِ تُ ثبِلِلِ  تٍَعَُّ  yaitu 

bermain-main terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya. Istihza‟ merupakan 

perbuatan yang menghina, mencela, mencemooh dan memperlakukan apa yang 

diolok-oloknya itu dengan tidak sewajarnya baik dengan ucapan dan perbuatan 

walaupun itu didasari dengan candaan atau tidak yang berdampak merendahkan 

martabat bagi yang diolok-olok nya. Perilaku tindakan Istihza‟ ini juga 

mengindikasikan akan selalu ada di setiap zaman.  

B. Wujud Istihza’ QS. al-Taubah/9: 64-65 

1. Pelaku Istihza‟ yaitu Orang-orang Munafik. 

 Pada masa turunnya al-Qur‟an telah banyak olok-olokkan yang dilakukan 

baik dari golongan Kafir atau pun golongan Munafik. Akan tetapi, di sini peneliti 

akan membahas pelaku Istihza‟ yang terdapat dalam QS. al-Taubah/9: 64-65 yaitu 

orang Munafik.  

 Kata Muna>fik adalah isim fa>‟il yang berasal dari  –٠ُٕبَفكُِ  –ٔبفَكََ 
ٕبَفمَخَ           –ٔفِبلَب  ُِ  َٚ  yang bermakna buat-buat atau pura-pura dan 

kata Nifa>q bermakna kepura-puraan yaitu keluar dari keimanan secara diam-

diam.
156

 Kata  ٔفك  memiliki dua makna: pertama, sesuatu yang samar-samar 

sehingga tidak jelas. Kedua, terputusnya sesuatu yang menyebabkan hilang tak 
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berbekas.
157

 Al-Ra>gib al-As}faha>ni> mengartikan ni>faq yaitu “masuk ke 

dalam syariat dari satu pintu dan keluar melalui pintu yang lain”.
158

 Sedangkan 

menurut al-T}abat}aba>‟i bahwa nifa>q secara lisan menyatakan iman, tetapi hati 

menyatakan keingkaran.
159

 

 Term nifa>q yang mengandung makna “kemunafikan”, muncul dalam al-

Qur‟a>n sebanyak 37 kali. Term lain yang berasala dari kata dasar  tetapi  ٔفك 

tidak mengandung arti kemunafikan, tapi bermakna “nafkah” atau “memberi 

nafkah” muncul sebanyak 73 kali dalam al-Qur‟a>n.
160

 

 Munafik adalah orang yang menampakkan sesuatu yang sejalan dengan 

kebenaran di depan orang banyak, padahal kondisi batinnya atau perbuatan yang 

sebenarnya tidak demikian.
161

 Menurut Toshihiko Izutsu Nifa>q atau munafik 

adalah keyakinan secara lisan sementara dalam hati tidak percaya. Dengan 

demikian, jelas bahwa ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan dalam berbagai 

hal yang merupakan keyakinan religius, yang merupakan salah satu gambaran 

yang karakteristik dari fisq (fasik). Merupakan unsur yang paling mendasar dalam 

makna Nifa>q.
162
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 Istilah Munafik kental pada saat periode Mekkah ayat al-Qur‟an yang 

menjelaskan tentang term munafik juga disebutkan dengan latar belakang 

Madaniyyah. Karena fenomena Yahudi dan orang-orang munafik yang sangat 

berteman erat, namun tidak menutup kemungkinan pada periode Mekkah ayat al-

Qur‟an yang menjelaskan tentang term munafik juga disebutkan dengan latar 

belakang orang yang berjihad dengan orang munafik. Meskipun akhirnya ayat-

ayat tentang jihad dan munafik memiliki penjelasan pada ayat-ayat periode 

Madaniyyah.
163

 

 Orang-orang Munafik adalah orang yang senantiasa menampakkan 

kebaikan-kebaikan, tetapi dibalik kebaikan tersebut tersembunyi kejahatan atau 

keburukan yang sangat berbahaya. Bentuk pengolokan mereka itu berupa lisan 

dan di ikuti dengan perbuatan mereka yang mereka dengan jelas mengolok-olok 

Allah. Umat Muslim dilarang untuk duduk bersama mereka. Sebagaimana 

disebutkan dalam QS. al-An‟a>m/6:68-70. 
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Terjemahnya: 

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat 

Kami, Maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan 

pembicaraan yang lain. dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan 

larangan ini), Maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim 

itu sesudah teringat (akan larangan itu). Dan tidak ada pertanggungjawaban 

sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan 

tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa. Dan 

tinggalkan lah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-

main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. 

Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak 

dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. tidak akan ada 

baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa'at selain daripada Allah. 

dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan 

diterima itu daripadanya. mereka Itulah orang-orang yang dijerumuskan ke 

dalam neraka. bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang 

mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.
164

 

Ayat di atas memerintahkan kita untuk menjauhkan diri dari orang-orang  

yang berkumpul untuk mengingkari dan mencela al-Qur‟a>n. Berpaling dan beri 

tangguh kepada mereka karena sesungguhnya mereka akan ditimpakan azab dari 

Allah Swt. 

2. Objek Istihza‟  

Objek Istihza‟ dapat dilihat dari penggalan ayat 65 yaitu  ِّأثَبِ الل ًْ لُ
 َْ ْٛ ْٙضِئُ ُْ تغَْتَ ْٕتُ ِٗ وُ سَعٌُِٛ َٚ  ِٗ أ٠َبَتِ َٚ  (katakanlah Muhammad, apakah 

terhadap Allah, Ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian berolok-olok?). dari sini 

penulis akan membagi objek tersebut. 

a. Istihza‟ terhadap Allah. 
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Kata Allah pada penggalan ayat yang peneliti kaji adalah sebagai objek 

pertama dari perbuatan Istihza‟ yang dilakukan orang munafik. Abu Mans\ur al-

Ma>t}uri>di> mengatakan bahwa kata Allah pada ayat tersebut disandarkan 

kepada diri orang-orang mu‟min. Karena pada ayat tersebut, tidak ada maksud 

dari orang-orang munafik itu untuk mengolok-olok Allah, akan tetapi mereka 

mengolok-olok Rasul dan orang-orang beriman. Maka dari perbuatan tersebut 

kemudian disandarkan kepada maksud mengolok-olok terhadap Allah.
165

 Bentuk 

penyandaran Allah kepada orang-orang Mu‟min tersebut Seperti pada firman 

Allah QS.al-Baqarah/2: 9 

        

Terjemahnya: 

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman
166 

 Di masa sekarang tidak jarang kita temui kasus perbuatan pengolok-

olokan (Istihza‟) terhadap Allah. Contohnya pada kasus seorang Gubernur (non-

Muslim) Menistakan Agama. Kasus penistaan Agama yang dilakukan oleh 

seorang Gubernur non-Muslim dengan membawa ayat al-Qur‟an ketika masa 

kampanye untuk kepentingannya sendiri dengan mengatakan “jangan mau 

dibohongi dengan al-maidah ayat 51”
167

 ini sudah menyeleweng dari penafsiran 

para mufassir, penyampaiannya tersebut tidak berbeda dengan mengejek bukti 

kebenaran di dalam al-Qur‟a>n dan itu sama dengan perbuatan olok-olok yang 
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terdapat dalam QS.al-Ru>m/30: 10 yakni dengan mengejek bukti kebenaran dari 

Allah dan para Nabi. 

Allah adalah dza>t yang tidak kasat mata. Tidak mungkin seseorang 

mengejek Allah secara langsung yang tidak kasat mata. Maka apabila seseorang 

mengolok-olok Ayat-ayat Allah atau ajaran Allah yang dibawa oleh para Rasul itu 

sama dengan secara tidak langsung orang tersebut mengolok-olok Allah. 

Sebagaimana yang dikatakan al-Ra>zi dalam kitabnya mafa>tih al-ghaib bahwa 

mengolok-olok terhadap Allah itu sama dengan mengolok-olok ajaran Allah.
168

   

b. Istihza‟ terhadap Ayat-ayat Allah s.w.t. 

Pengolok-olokan terhadap ayat-ayat Allah s.w.t. merupakan pengolok-

olokan yang sering kita temui di media sosial maupun berita bahkan bisa jadi juga 

kita temui di lingkungan kita. Mengolok-olok terhadap ayat Allah ialah 

pengolokan terhadap ayat-ayat Hukum, sama hal nya dengan pengolokan terhadap 

ajaran syari‟at Allah s.w.t.
169

 sedangkan al-Ra>zi mengatakan yang dimaksud 

dengan mengolok-olok terhadap ayat-ayat Allah adalah mengolok-olok terhadap 

al-Qur‟a>n dan segala yang berkaitan dengan Agama.
170

 

Pengolokan terhadap ayat-ayat Allah s.w.t. ini seperti Kasus seorang 

komedian yang melucu dengan menggunakan ayat al-Qur‟a>n sebagai bahan 

lucuannya dan ini sama saja dengan menjadikan ayat untuk kepentingannya 

sendiri agar penontonnya tertawa, ia mengatakan “Allah akan menguji hambanya 
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yang dicintainya, Cinta apaan?!!”.
171

 Hal tersebut sama saja melakukan olok-olok 

seperti dalam QS.al-Taubah/9: 65 dengan menjadikan ayat al-Qur‟a>n sebagai 

bahan candaan dan senda gurau.  

c. Istihza‟ terhadap Rasul-Nya 

Pengolokan terhadap Rasul juga merupakan perbuatan yang memiliki 

konsekuensi yang sama dengan mengolok-olok Allah dan ayat-ayatnya. Pada saat 

ini kasus pengolokan terhadap Rasul juga sering kita jumpai di media sosial 

maupun surat kabar. Seperti kasus seorang pria yang bernama Rendra Hadi 

Kurniawan. Pria tersebut juga sempat membikin heboh jagat media sosial karena 

video yang berisi hinaannya terhadap ulama dan Nabi Muhammad saw. Menurut 

wakil ketua DPC Ansor Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Muzayyin dalam 

unggahannya, Rendra menghina para Syaikh dengan sebutan “Syetan”. Dia juga 

mengklaim bertemu dengan saudaranya yang bergelar Syaikh, yang dianggap 

Gila. Tak hanya itu, dalam unggahan selanjutnya Rendra yang sedang mengemudi 

juga menghina Nabi Muhammad dengan sebutan „Pelakor‟.
172

 

Oleh karena itu, orang-orang munafik ketika ditanyakan kepada mereka, 

mengapa mereka memperolok-olok ayat al-Qur‟a>n, maka mereka menjawab 

“kami mengatakan hal itu hanya untuk bersenda gurau” namun olok-olok terhadap 

al-Qur‟a>n dilarang baik itu secara sengaja ataupun dengan bercanda.
173

 Orang-

orang munafik itu setelah rahasia mereka terbongkar tentang alasan hujatan 

mereka terhadap Agama dan ejekan mereka kepada Allah ayat-ayatnya dan 

Rasulnya, mereka akan beralasan meminta maaf dengan berkata, “Kami hanya 
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bercanda dan bersenda gurau.” Mereka yang mengolok-olok pada QS.al-

Taubah/9: 64-65 tidak memiliki dasar pembicaraan atau pijakan yakni 

pembicaraan yang tidak serius namun tidak berarti tidak perlu diperhatikan.
174

 

Dan menurut Buya Hamka bahwasanya ayat ini merupakan teguran keras kepada 

orang munafik bahwa Allah, Ayat-ayat Allah dan Rasulnya tidak boleh untuk 

diperolok-olokkan.
175

 

 Kejujuran adalah ciri dan syi‟ar orang-orang beriman maka kedustaan 

adalah merupakan tanda-tanda orang munafik. Allah swt. Mengetahui 

sesungguhnya orang munafik sungguh berdusta dalam segala apa yang mereka 

katakan, mereka tidak mengakui dengan hati mereka apa yang lidah-lidah mereka 

katakan.
176

 Dusta adalah watak dasar dari orang munafik. Mereka memakai 

topeng yang berlapis-lapis untuk menutupi keaslian diri mereka yang sebenarnya. 

Untuk lebih menutupi dusta itu, mereka tidak segan-segan mengumbar sumpah 

palsu. Orang-orang munafik memang sangat ahli dalam menyembunyikan kedok. 

Mereka mengandalkan kelicikan, tipuan, kepandaian bersilat lidah untuk 

mengambil hati orang lain.
177

  

Maka dari sini peneliti menyimpulkan bahwa Perilaku Istihza‟ (olok-olok) 

tidak jarang kita temui di masa sekarang bahkan sudah mengalami perluasan 

makna, namun dengan tujuan yang sama yakni adanya olok-olokkan, senda gurau 

dan pembicaraan yang batil terhadap ayat-ayat al-Qur‟a>n. Olok-olok ialah 

mempermainkan kebenaran dan siapapun pelakunyaa baik ia Muslim, Munafik, 
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dan Kafir, melakukannya dengan sengaja ataupun tidak maka itu sama saja 

dengan tindakan olok-olok. Pengolokan terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-

Nya merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang 

mengolok-olok ajaran Allah, maka dia sama halnya dengan megolok-olok Allah 

dan Rasul-Nya. Dan ketiga hal tersebut mempunyai konsekuensi yang sama yaitu 

dapat menjadikan pelaku istihza‟ tersebut dikatakan kafir. 

C. Dampak Dan Sikap terhadap Pelaku Istihza’ Dalam Kehidupan    

1. Dampak Istihza‟ 

a. Allah Membuka Kemunafikan Pelakunya 

Dampak Istihza‟ dapat kita temui dari penggalan QS. al-Taubah/9: 64 yaitu  أَِّب

ب  َِ خْشِج   ُِ َْ اللَّ  ْٚ تذَْزَسُ  Orang-orang munafik takut bahwa akan diturunkan 

kepada mereka suatu surat yang mengabarkan kepada mereka atas apa yang 

ada dalam hati mereka, mereka takut bahwa rahasia yang tersembunyi dalam 

hati mereka dan segala kecurangan mereka akan terbongkar. Pembongkaran 

rahasia itu ialah dengan turunnya ayat-ayat kepada Nabi s.a.w. lalu dibacakan 

kepada mereka.
178

 Ketakutan mereka nampak alami dari keraguan mereka 

terhadap wahyu dan kerasulan Muhammad s.a.w. mereka tidak yakin pada 

keimanan maupun kekufuran. Mereka bimbang; tidak menjadi orang Mu‟min 

yang yakin, tidak pula menjadi orang kafir yang tetap pada kekafirannya.
179

 

Mereka takut akan dibukakan aib dan mereka ditakut-takuti dengan siksaan 

akibat perbuatan yang mereka telah lakukan. Senada dengan hal ini ialah 

Firman Allah dalam QS. Muhammad/47: 29 
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Terjemahnya: 

Atau Apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa 
Allah tidak akan Menampakkan kedengkian mereka ?

180
 

 Orang-orang munafik itu berkeyakinan bahwa Allah tidak akan 

mengungkapkan urusan mereka kepada hamba-hambanya yang beriman. Justru 

sebaliknya, Allah akan menampakkan urusan mereka itu sehingga orang-orang 

yang berakal memahaminya. Kata al-Adga>n merupakan jamak dari kata dagnun, 

yaitu kedengkian dan iri hati yang ada di dalam diri mereka terhadap Islam dan 

para pemeluknya serta orang-orang yang memperjuangkannya.
181

 

 Di samping merupakan ancaman atas perbuatan mereka, ayat ini sudah mulai 

menampakkan apa yang mereka takuti akan terbongkar, berupa kedengikan yang 

tersimpan di dalam hati mereka. 

b. Pelaku Istihza‟ Dikategorikan Sebagai Orang Kafir Setelah Beriman  

 Orang-munafik yang mengolok-olok akan dikatakan kafir tersebut dapat kita 

temui pada penggalan QS.al-Taubah/9: 66 yaitu ُْ ثعَْذَ ا٠ِّأِٔىُُ   ا لذَْ وَفشَْتُ ْٚ لاَ تعَْتزَِسُ  

 Kekafiran tidak hanya terbatas pada hati saja, akan tetapi mencakup 

perkataan dan perbuatan yang dinyatakan sebagai wujud kekafiran. Jika orang 

Munafik adalah kaum yang kafir sebelum turunnya ayat-ayat yang disebabkan 

karena kemunafikan mereka, maka olok-olok mereka adalah kekafiran setelah 

kekafiran. Karena, kekafiran terbarui dan mereka telah kafir setelah mereka 

beriman secara lahir.
182
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 Oleh karena itu, gurauan terkait dengan Agama dan ketentuan-ketentuan 

hukumnya, dan memperbincangkan tetntang Kitab Allah, Rasul-rasulnya, dan 

sifat-sifatnya tanpa pengetahuan, adalah kebodohan dan kekafiran. Karena, 

gurauan adalah saudara kebatilan dan kebodohan. Sementara, Iman menuntut 

adanya Adab, Ilmu, dan pengagungan terhadap Allah, Ayat-ayatnya dan nabinya. 

c. Pelaku Istihza‟ Yang Tidak Bertaubat Mendapat Azab Dari Allah 

 Pelaku Istihza‟ yang tidak bertaubat akan mendapatkan azab dari Allah,hal 

tersebut dapat ditemui pada penggalan QS.al-Taubah/9: 66 yaitu   ْٓ ْْ ٔعَْفُ عَ اِ

ُْ ٔعَُزِّةْ طبَئفِخَ ْٕىُ ِِ  Orang-orang munafik seringkali beralasan untuk . طبَئفِخٍَ 

membela diri dari perbuatan dosa mengolok-olok tersebut. Karena sesungguhnya, 

melakukan kekufuran untuk main-main itu tidak dibolehkan. Alasan mereka 

tersebut merupakan pengakuan terhadap dosa mereka sendiri.
183

 Seperti sebuah 

kutipan dari al-Mara>ghi yaitu  ٌزٔتعزس الجخ ِٓ ا  “alasan itu lebih buruk 

dibanding perbuatan dosa”. Alasan atau dalih dinamai udzu>r, yang bermakna 

hilang dan terhapus. Maka dari itu, mereka diharapkan dapat menghapus 

kesalahan yang dilakukan.
184

 

 Tidak ada jalan bagi orang-orang munafik untuk memperbaiki diri mereka 

kecuali dengan taubat yang menyeluruh dari kemunafikan, dan tobat dari 

kekafiran atau kemunafikan diterima pada setiap waktu. Dengan demikian, siapa 

yang bertaubat maka dimaafkan. Dan siapa yang tetap melanjutkan kekafirannya 

atau kemunafikannya, maka dia dihukum di dalam neraka jahanam. Ini 

merupakan perkara yang sangat mendasar dalam Aqidah. Maka, tidak layak untuk 

gurauan atau olok-olokan dalam masalah-masalah Aqidah.
185
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Allah membinasakan mereka karena dosa mereka. Mereka tidak memiliki 

satu pelindung dari azab Allah, serta tidak ada penghalang antara kekayaan dan 

anak-anak mereka dengan siksa Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa 

melindungi mereka meski hanya sebesar biji sawi. Allah tidak akan berbuat 

zhalim atas azab dan siksaan yang telah ditimpakan kepada mereka, akan tetapi 

merekalah yang berbuat zhalim kepada diri mereka sendiri.
186

 

 Dari uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa, apabila orang-orang 

munafik itu bertaubat dari kekufuran dan kemunafikannya, maka dia akan 

dimaafkan. Tetapi, apabila mereka masih melakukan hal tersebut dan 

memperlihatkan, maka dia akan di siksa.  

2. Sikap terhadap Pelaku Istihza‟ 

a. Berhati-hati 

 Dalam penggalan QS. al-Taubah/9: 65 yaitu ب     َّ َّٓ أَِّ ٌُ ْٛ ُْ ١ٌَمَُ ٌْتَُٙ ْٓ عَأَ َٚ ٌئَِ
ٍْعَتُ وَُّٕب َٔ  َٔ َٚ خُٛضُ  , itu memberikan kita solusi dalam menghadapi pelaku 

Istihza‟ yaitu dengan berhati-hati atau berwaspada. Berhati-hati dari tipu-daya dan 

kelicikan orang-orang munafik yang senantiasa menampakkan kebaikan-kebaikan, 

tetapi dibalik kebaikan tersebut tersembunyi kejahatan atau keburukan yang 

sangat berbahaya.Memberikan sanggahan terhadap pelaku Istihza‟ 

b. Memberikan sanggahan terhadap pelaku Istihza‟ 

 Dalam penggalan QS. al-Taubah/9: 65 yaitu  ُْ ِٗ وُْٕتُ ٌِ ْٛ َٚ سَعُ  ِٗ ًْ أَ ثبِلِلِ ٚ أ٠َبَتِ لُ

ْ ْٛ ْٙضِئُ  penggalan ayat tersebut memberikan solusi yaitu dengan menyanggah تغَْتَ

atau menegur terhadap mereka yang mengolok-olok. Perilaku Nabi terhadap 

orang yang berolok-olok (Istihza‟), yaitu: pertama, pelakunya dibiarkan oleh Nabi 

s.a.w. kedua, pelakunya dimaafkan oleh Nabi s.a.w. ketiga, pelakunya disergap 
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dan dibunuh, atau ada perintah Nabi s.a.w. agar pelakunya dihukum namun tidak 

ditemukan penjelasan tentang nasib akhir pelaku tersebut.
187

  

 Teguran digunakan untuk memperbaiki kesalahan orang lain. Teguran 

biasanya disebabkan oleh adanya suatu pelanggaran atau kesalahan yang 

dilakukan oleh seseorang. 

 Seperti hal nya seorang pembaca puisi yang menjelekkan Agama dengan 

mengatakan “suara kidung Indonesia sangatlah elok, lebih merdu dari alunan 

Adzanmu” sikap Muslim pada saat itu ialah dengan memberi penerangan lebih 

dalam tentang Agama dan dengan memberi peringatan agar tidak mengulanginya 

lagi. sikap tersebut sama dengan QS. al-Taubah/9: 64 ayat yang peneliti kaji yaitu 

dengan menegur dan memberi peringatan terhadap yang melakukan olok-olok. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Pada hakekatnya Istihza‟ atau mengolok-olok adalah suatu perbuatan yang 

bersifat menghina atau merendahkan yang diungkapkan secara langsung 

kepada orang lain, bahkan kepada Allah ayat-ayat Allah dan Rasulnya. 

baik dengan ucapan,  maupun dengan perbuatan walaupun itu didasari 

dengan candaan atau tidak yang berdampak merendahkan martabat bagi 

yang diolok-olok nya. 

2. Wujud dari istihza‟  dalam QS al-Taubah/9: 64-56 yaitu sebagai pelaku 

Istihza‟ adalah orang-orang Munafik. Dan tujuan orang-orang munafik 

tersebut tidak lain untuk mengolok-olok Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul-

Nya.  

3. Dampak dan sikap terhadap pelaku Istihza‟ dalam QS. al-taubah/9: 64-65 

ada tiga bentuk yaitu, 1). Allah membuka kemunafikan pelakunya. 2.) 

pelaku istihza‟ akan di katakan sebagai orang kafir setelah dia beriman. 3). 

Pelaku Istihza‟ yang tidak bertaubat akan mendapat azab dari Allah. 

Adapun sikap kita terhadap pelaku Istihza‟ dalam ayat yang peniliti kaji 

adalah dengan berhati-hati terhadap mereka dan menegur atau memberi 

peringatan terhadap mereka yang berolok-olok. 
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B. Implikasi dan Saran 

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis ingin mengingatkan kepada 

pembaca terutama bagi diri pribadi penulis bahwa, Istihza‟ atau mengolok-olok 

Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul-Nya adalah suatu tindakan yang mesti dijauhi 

terutama oleh kaum muslim itu sendiri karena tidakan tersebut merupakan suatu 

perkara yang sangat tidak dibenarkan bahkan bisa menjadikan kita kafir, hal ini 

tidak sejalan dengan nilai-nilai keislaman.   

  Penulis mengharapkan pada pembaca untuk senantiasa berpegang teguh 

kepada wasiat Rasulullah saw. yaitu al-Qur‟an dan sunnah. Karena al-Qur‟an 

merupakan wahyu Allah, pedoman bagi umat manusia dalam menempuh 

kehidupannya. Al-Qur‟an sebagai pedoman berisikan pelajaran, bukti kebenaran, 

obat bagi jiwa dan bahkan sebagai petunjuk. Sehingga dengannya al-Qur‟an dapat 

membimbing umat manusia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari kesempurnaan. Maka 

dari itu, penulis menerima setiap saran kepada para pembaca untuk lebih 

bermanfaatnya tulisan ini. 
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