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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض
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 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G{ Ge (dengan titik di bawah) غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي  

 

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).  

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 



x 

 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda  Nama

  

Huruf Latin Nama 

 fath}ah a  A اِْ

 Kasrah i   I اِ 

 d}ammah u   U اِ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ىْىِ 

 fath}ah dan wau Au a dan i ىْ وِ 

Contoh: 

كْي فِِِْ  :  kaifa 

 haula : هْو ل

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas ..ْ.ِِ..ْ.ِى

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ى
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 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ى و

Contoh: 

  ma>ta : مْاتِْ

 <rama: رْمْى

  qi>la: ق ي لِْ

 yamu>tu: يَْ و تِ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa\>l :  رْو ضْة ِا لْأط فالِ 

لْةِ ِ الْ مْد ي  نْة ِالفْاض   : al-madi>nah al-fa\>d}ilah 

مْةِ   al-h}ikmah :  اْلْ  ك 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana :رْبهناِْ

نَْهي ناِِْ  : najjaina> 

قِ   al-h}aqq : اْلْْ 
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ن  ع مِِْ  : nu‘‘ima 

 aduwwun‘ : عْد وِ 

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

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عْل يِ 

 ِ  Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عْرْب 
6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 
(alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syams (bukan asy-syamsu) : الْشهم سِ 

الْ زهل زلْْةِ ِ   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

 al-falsafah : الْ فْل سْفْةِ 

 al-bila>d:  الْ ب لْادِ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>n :  تَْ م ر و نِْ

 ‘al-nau :  الْن هو ءِ 
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ءِ   ’syai :  شْى 

 umirtu :  أ م ر تِ 

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. Bila 

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

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله ) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

اللهِ   di>nulla>h د ي ن ِاللهِ    billa>h بِ 

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

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

 hum fi> rah}matilla>h ه م ِفِ  ِرْح ْة ِاللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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



xiv 

 

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:  

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l  

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 Ibn (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: 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H}a>mid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H}a>mid (bukan: Zaid, 
Nas}r H}a>mi>d Abu> ) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

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

a.s.    = ‘alaihi al-sala>m 

H     = Hijriah 

M     = Masehi 

SM    = Sebelum Masehi 

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

w.           = Wafat tahun 

QS.../...: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imran/3: 4 

HR       = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : Haerul Anwar 

NIM    : 30300114077 

Judul  : Ketelitian dalam Mengambil Suatu Tindakan (Suatu Kajian 

Tafsir Tah}li>li> terhadap QS al-Nisa>’/4: 94) 

Skripsi ini membahas tentang Ketelitian dalam Mengambil Suatu Tindakan 

(Suatu Kajian Tafsir Tah}li>li> terhadap QS al-Nisa>’/4: 94). Latar belakang skripsi 

ini adalah bagaimana al-Qur’an menjelaskan tentang salah satu sifat terpuji, yaitu 

tabayyun. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

hakikat ketelitian dalam mengambil suatu tindakan dalam QS al-Nisa>’/4: 94? 

Bagaimana bentuk ketelitian dalam mengambil suatu tindakan dalam QS al-

Nisa>’/4: 94?  Dan bagaimana manfaat ketelitian dalam mengambil suatu tindakan 

dalam QS al-Nisa>’/4: 94?  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakikat 

ketelitian dalam mengambil suatu tindakan dalam QS al-Nisa>’/4: 94, untuk 

mengetahui bagaimana bentuk ketelitian dalam mengambil suatu tindakan dalam 

QS al-Nisa>’/4: 94, dan untuk mengetahui bagaimana manfaat ketelitian dalam 

mengambil suatu tindakan dalam QS al-Nisa>’/4: 94. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan 

tafsir, dan pendekatan yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

library research, di mana data primer diperoleh melalui al-Qur’an dan kitab-kitab 

tafsir, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal, serta 

skripsi yang berkaitan dengan tema penelitian.  

Ketelitian dalam al-Qur’an yang biasa disebut dengan kata tabayyun secara 

istilah diartikan sebagai penyelidikan atau seleksi informasi secara hati-hati untuk 

menentukan kebaikan, hukum, dan kebijakan. Adapun metode ketelitian atau 

tabayyun dengan melalui riset yaitu: riset bayani, riset istira’i, riset jadali, riset 

burhani dan riset irfani. Ketelitian atau tabayyun memiliki manfaat, antara lain: 

tidak terburu-buru ketika mendapatkan berita, tidak melakukan penuduhan kepada 

pihak lain, tidak ada pertumpahan darah, menciptakan kedamaian dalam 

kehidupan bermasyarakat, tidak ada kesalahpahaman, tidak melakukan 

penyebaran terkait berita atau informasi tapa adanya kebenaran yang pasti, 

memastikan bahwa informasi atau data bersifat akurat dan valid, serta terhindar 

dari kebohongan dan dosa besar sebab tidak ikut serta dalam menyebarkan 

kepalsuan atau hoax.  
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Implikasi dari penelitian ini memberikan pemahaman bahwa segala 

tindakan yang akan dilakukan harus disertai dengan tabayyun, agar tidak ada 

penyesalan atau kerugian terhadap siapapun ketika mengambil suatu tindakan.    



                                                                            1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Allah menurunkan al-Qur’an kepada nabi Muhammad saw. untuk 

membimbing manusia. Turunnya al-Qur’an merupakan sebuah peristiwa besar 

sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi.1 Pada zaman 

ini kaum muslimin sangat perlu memahami al-Qur’an dan berpegang teguh padanya, 

terlebih dalam era globalisasi yang materialisme sudah mengalahkan segalanya. 

Sehinga manusia tenggelam dalam kubangan materi dan menyimpang dari hidayah 

Allah swt., padahal di antara  mereka terdapat kitab suci yang merupakan cahaya 

Ilahi, yang bisa menyelamatkan mereka dari kesengsaraan.2 

Al-Qur’an merupakan kitab yang istimewa. Dengan keistimewaannya itulah, 

al-Qur’an memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan di berbagai segi 

kehidupan, baik yang berkaitan dengan masalah kejiwaan, jasmani, sosial, ekonomi 

maupun politik, dengan pemecahan yang penuh bijaksana, karena ia diturunkan oleh 

yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Untuk menjawab setiap problem yang ada, 

al-Qur’an meletakkan dasar-dasar umum yang dapat dijadikan landasan oleh 

manusia, yang relevan di segala zaman. Dengan demikian, al-Qur’an akan selalu 

aktual di setiap waktu dan tempat, sebab Islam adalah agama abadi.3 

                                                           

1 Manna>’ Khali >l al-Qat}t}an, Mabahits fi> ‘Ulum Al-Qur’an, terj. Aunur Rafiq, Pengantar Studi 

Ilmu al-Qur’a>n (Cet. I; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2005) h. 124. 

2 Wafi Marzuqi Ammar, Tafsi>r Tematik al-Wa>fi> Menyelami Kandungan Ayat Sesuai Tema 

dari Surah-surah dalam al-Qurá>n (Cet. I; Gresik: Waraqah Mitra Media, 2013) h. ix. 

3 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}an, Maba>hits fi> ‘Ulum Al-Qur’a>n, terj. Aunur Rafiq, Pengantar Studi 

Ilmu al-Qur’a>n, h. 14. 
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Sehubungan dengan al-Qur’an yang dapat menjawab setiap problem manusia, 

hal ini juga mencakup kepada hal pengambilan suatu tindakan terhadap suatu 

masalah agar umat manusia kembali kepada tuntunan al-Qur’an mengenai 

bagaimana cara pengambilan tindakan dan penetapan hukum suatu masalah yang 

terjadi.  

Al-Qur’an menjelaskan segala hal, terutama dalam mengambil suatu tindakan 

dan keputusan, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-Hujura>t/ 49: 6 yang 

berbunyi: 

اال اهاَاي  اياَ اب ااناَي اذ اا قٌ افاَس  اجَاءكَُم  اا ن  اق اَابَ ي  نُ و اافَ ت اَنَ بَا اامَنُ و ا بُ و ا ي   اتُص  ب حُو ااانَ  افَ تُص  َهَالَة  و مًاابِ 
.َ ا عَلَىامَاافَ عَل تُم انََد م يْ 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman jika seseorang yang fasik datang kepadamu 
membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak 
mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya 
kamu menyesali perbuatanmu itu.4 

Berdasarkan ayat di atas, manusia diperintahkan untuk teliti dalam 

mengambil suatu tindakan dan keputusan, terutama sesuatu yang bersifat berita, 

kabar burung dan penetapan suatu hukum. Ayat di atas menjelaskan kata tabayyun,  

yang berarti memeriksa dengan teliti atau memperjelas sesuatu, atau dapat juga 

diartikan sebagai sikap berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan. Namun seiring 

berjalannya waktu, kebanyakan manusia ceroboh, tidak bersikap hati-hati dan tidak 

teliti dalam mengambil keputusan dan menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk meneliti mengenai “ketelitian dalam mengambil suatu 

tindakan berdasarkan QS al-Nisa>/4: 94”. 

                                                           

4 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Hafalan Mudah (Bandung: Cordoba, 

2019), h. 499. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

pokok masalah dalam penelitian ini dapat diredaksionalkan dalam bentuk 

pertanyaan, yaitu bagaimana hakikat ketelitian dalam mengambil suatu tindakan 

dalam al-Qur’an analisis QS al-Nisa>’/4: 94.  

Untuk lebih terarahnya pembahasan skripsi ini, maka masalah pokok tersebut 

disusun dalam bentuk sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hakikat ketelitian dalam mengambil suatu tindakan dalam QS al-

Nisa >’/ 4: 94? 

2. Bagaimana bentuk ketelitian dalam mengambil suatu tindakan dalam QS al-

Nisa >’/ 4: 94? 

3. Bagaimana manfaat ketelitian dalam mengambil suatu tindakan dalam QS al-

Nisa >’/ 4: 94? 

C. Fokus Pembahasan dan Deskripsi Fokus  

Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah “Ketelitian Dalam Mengambil 

Suatu Tindakan (Suatu Kajian Tafsi>r Tah}li>li> terhadap QS al-Nisa>’/4: 94). Adapun 

ayat yang penulis bahas adalah: 

االَي كُماُااَال مَن ااتَ قُو لوُ االَاواَاي  نُ و افَ تَ ب اَاالل ااي ل اسَب ااف  ااضَرَب  تُم ااا ذَااامََنُ و ااالذي ناَاايَ  هَااياَ القَى
اعَرَضَاالََياَالس لاَ تَ غُو نَ اتَ ب   نًا تَامُؤ م  الَس  افَع ن داَدُن  ياَالاة اامَ اا اكَث ي  امَغَاالل  ل انَم اكَذَاا  تُم ارَةٌ كَاكُن  

افَمَن االلاُعَلَي كُم افَ تَ بَ ي  نُ و ااا ن ا اقَ ب ل  اَاكاَااااللاَم  ن   ا.ع مَلُو نَاخَب ي  راًت اَانَابِ 

Terjemahnya : 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi (berperang) di jalan 
Allah, maka teletilah (carilah keterangan) dan janganlah kamu mengatakan 
kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu, “kamu bukan orang yang 
beriman,” (lalu kamu membunuhnya) dengan maksud mencari harta benda 
kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah 
keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka 
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telitilah. Sungguh, Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. 
(QS. An-Nisa> 4 : 94).5 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketelitian sangat diperlukan dalam 

berbagai hal, terutama dalam mengambil suatu tindakan. Ketelitian terungkap 

melalui kata َاو ان اُي  اب اَت اَف ا  yang akan diuraikan dengan menganalisa mufradat ayat, lalu 

mengaitkannya dengan muna>sabah dan saba>b al-nuzu>l untuk menemukan makna 

hakikat dari ketelitian dalam mengambil suatu tindakan. Dalam kata َاو ان اُي  اب اَت اَف ا  tersebut 

sangat menekankan sebuah ketelitian karena kata tersebut bermakna memeriksa 

dengan teliti. Tindakan ketelitian ini sangat mungkin untuk diabaikan oleh sebagian 

atau sekelompok orang. 
D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan pencarian literatur, terdapat beberapa buku dan skripsi 

yang terkait dengan judul skripsi “Ketelitian Dalam Mengambil Suatu Tindakan 

(Kajian Tah}li>li terhadap QS al-Nisa>’/4: 94)” ini.  Kegiatan ini bertujuan untuk 

menjelaskan bahwa skripsi ini belum pernah ditulis oleh penulis lain sebelumnya. 

Atau tulisan ini sudah dibahas namun berbeda dari segi pendekatan dan paradigma 

yang digunakan oleh peneliti. Adapun buku dan skripsi yang terkait dengan judul 

skripsi ini sebagai berikut: 

1. Skripsi yang berjudul Makna Tabayyun dalam al-Qur’an (Studi Perbandingan 

antara Tafsir al-Muyassar dan Tafsir al-Misbah) ditulis oleh Dina Nasicha 

mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang tahun 2016. Skripsi ini secara umum membahas dan 

membandingkan dua kitab tafsir, yaitu tafsir al-Muyassar dan tafsir al-

Misbah, di dalam pembahasan skripsi ini penulisnya mengumpulkan semua 

                                                           

5 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Hafalan Mudah, h. 93.  
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ayat-ayat yang terdapat kata tabayyun di dalamnya serta yang berkaitan 

dengan kata itu, dan termasuk di dalamnya QS al-Nisa>’/4: 9. Walaupun di 

dalamnya ada ayat yang sama dibahas dengan penulis skripsi yang berjudul 

Ketelitian Dalam Mengambil Suatu Tindakan QS al-Nisa>’/4: 94, bukan 

berarti skripsi ini sama dengan skripsi terdahulu, sebab ada perbedaan yang 

jelas dari metode dan pendekatan yang digunakan masing-masing peneliti 

atau penulis lakukan. Jadi dapat dipastikan skripsi yang berjudul Ketelitian 

Dalam Mengambil Suatu Tindakan QS al-Nisa>’/4: 94 tidak sama dengan 

skripsi yang berjudul Makna Tabayyun Dalam al-Qur’an (Studi Perbandingan 

antara Tafsir al-Muyassar dan Tafsir al-Misbah}) dari segi metode yang 

digunakan. 

2. Tafsir Tematik Al-Wa>fi> (Menyelami Kandungan Ayat Sesuai Tema dari 

Surah-Surah Dalam al-Qur’an) buku ini ditulis oleh Wafi Marzuqi Ammar, 

Lc., M. Pd. I., MA., cetakan pertama, November tahun 2013. Di dalam buku 

ini dibahas beberapa ayat dari surah-surah dalam al-Qur’an dan disesuaikan 

dengan tema masing-masing dari ayat atau surah, juga salah satu dari 

pembahasannya adalah QS al-Nisa>’/4: 94 dan diberi tema anjuran mengucap 

salam dan hati-hati dalam mengambil suatu keputusan, dalam pembahasan 

QS al-Nisa>/4: 94. Buku ini menggunakan metode tafsir maudhu’i atau 

tematik serta dibahas secara jelas dan dilengkapi dengan beberapa hadis 

Nabi, namun walaupun buku ini telah membahas QS al-Nisa>’/4: 94 tetapi 

berbeda dengan judul skripsi yang sedang diteliti oleh penulis dengan 

beberapa perbedaan, yaitu metode pendekatan yang digunakan yaitu tafsir 

tahli>li> sedangkan tafsir al-Wa>fi> menggunakan metode tematik, dan juga 
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berbeda pula dari kerangka yang akan dihasilkan oleh penulis dengan buku 

tafsir al-Wa>fi>. 

3. Skripsi yang berjudul Sikap Tabayyun dalam al-Qur’an Menurut Mufassir 

dan Kontekstualisasi Pada Problematika Pemberitaan Media Sosial ditulis 

oleh Brian Rafsanjani mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Universitas Islam Negeri Sunan  Ampel tahun 2018. Skripsi ini secara 

spesifik membahas QS al-Hujura>t/49: 6 yang menekankan pada kata 

tabayyun, penulis skripsi ini mencoba membahas kata tabayyun dengan 

mengemukakan penafsiran-penafsiran tentang kata tabayyun, dan 

mengaitkannya dengan “Kontekstualisasi Pada Problematika Pemberitaan 

Media Sosial”, hal ini dapat dilihat dan dipahami dari perumusan masalah 

dalam skripsi ini terdapat tiga di antaranya “Tabayyun dalam al-Qur’an”, 

pengertian tabayyun dan cara ber-tabayyun. Jadi dari gambaran ini jelas 

berbeda dengan skripsi yang berjudul ketelitian dalam mengambil suatu 

tindakan QS al-Nisa>’/4: 94 perbedaan ini secara mendasar disebabkan oleh 

ayat yang dibahas dalam skripsi berbeda serta metode dan langkah-

langkahnya juga berbeda dan ini dapat dilihat dari rumusan masalah. 

4. Yang Hilang Dari Kita: Akhlak karya Prof. Dr. H. Quraish Shihab di dalam   

buku ini secara umum membahas tentang sikap untuk tabayyun, yang mana 

sikap ini sudah banyak orang mengabaikan dan hilang dari akhlak sebagian 

dari manusia, dengan buku ini diharapkan agar manusia kembali kepada sikap 

untuk tabayyun dalam menyikapi informasi yang datang. Walaupun buku ini 

menekankan untuk tabayyun dari setiap informasi yang datang dan berlaku 

teliti tetapi berbeda dengan pembahasan yang penulis lakukan di antara 
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perbedaan itu buku yang ditulis oleh Quraish Shihab tidak menggunakan 

metode tahli>li> dan cenderung dalam metode pembahasan yang luas dan 

umum, sedangkan penulis skripsi yang berjudul ketelitian dalam mengambl 

suatu tindakan ini menggunakan metode tahli>li>.  

Empat literatur di atas yang telah disebutkan kajian serta pembahasannya 

belum ada secara khusus dan spesifik merumuskan suatu konsep pembahasan 

tentang  ketelitian dalam mengambil suatu tindakan menurut al-Qur’an. Hal ini 

disebabkan karena sebagian pembahasannya hanya bersifat umum dengan ayat yang 

berbeda serta metode yang digunakan, ringkasnya empat literatur di atas tidak 

tergolong sebagai metode tafsir tahli>li tentang ketelitian dalam mengambil suatu 

tindakan. 

E. Metodologi Penelitian  

Dalam menganalisis objek penelitian tersebut, yang bersentuhan langsung 

dengan tafsir maka diperlukan sebuah metodologi penelitian tafsir. Penulis akan 

mengemukakan metodologi yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian ini yang 

meliputi: jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode 

pengelolahan dan alasisis data.  

1. Jenis Penelitian  

Dalam mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

dan kajian ini dapat terlaksana dengan baik, sesuai prosedur keilmuan yang 

berlaku, maka perlu ditetapkan metode penelitiannya, sebab hal tersebut 

merupakan kebutuhan yang cukup penting. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
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kualitatif yang bersifat deskriptif.6 Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan kandungan ayat yang menjadi pembahasan penulis yakni 

“Ketelitian Dalam Mengambil Suatu Tindakan dalam al-Qur’an”. 

2. Metode Pendekatan 

a. Pendekatan tafsir  

Pendekatan tafsir merupakan pendekatan yang menguraikan makna yang 

dikandung oleh al-Qur’an, ayat demi ayat, surah demi surah sesuai dengan urutannya 

dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat 

yang ditafsirkan, seperti kosa kata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat 

dan pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat 

tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw., sahabat, maupun para 

tabi’in dan tokoh-tokoh tafsir lainnya.7 

b. Pendekatan yuridis 

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 

hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum 

yang serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan 

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini.8 

                                                           

6 Djam’am Satori dan Aan Lomariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 22. 

7Nasruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’an (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), h. 68. 

8http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?seque#:~:text=P

endekatan%20yuridis%20normatif%20adalah%20pendekatan%20yang%20dilakukan%20berdasarkan

%20bahan%20hukum,yang%20berhubungan%20dengan%20penelitian%20ini Diakses tanggal 19 

Juni 2021. 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?seque#:~:text=Pendekatan%20yuridis%20normatif%20adalah%20pendekatan%20yang%20dilakukan%20berdasarkan%20bahan%20hukum,yang%20berhubungan%20dengan%20penelitian%20ini
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?seque#:~:text=Pendekatan%20yuridis%20normatif%20adalah%20pendekatan%20yang%20dilakukan%20berdasarkan%20bahan%20hukum,yang%20berhubungan%20dengan%20penelitian%20ini
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?seque#:~:text=Pendekatan%20yuridis%20normatif%20adalah%20pendekatan%20yang%20dilakukan%20berdasarkan%20bahan%20hukum,yang%20berhubungan%20dengan%20penelitian%20ini
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3. Metode Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Oleh karena itu, 

pengumpulan data dilakukan dengan menelaah referensi atau rujukan literatur-

literatur yang terkait dengan pembahasan. 

Penelitian ini menyangkut ayat al-Qur’an, maka kepustakaan utama atau 

primer adalah kitab suci al-Qur’an, selain al-Qur’an yang menjadi kepustakaan 

utama maka yang menjadi rujukan lainnya untuk pembahasan QS al-Nisa>’/4: 94, 

juga diperlukan beberapa kitab tafsir dan buku-buku pendukung lainnya. 

4. Metode Pengelolahan dan Analisis Data 

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode tahli>li>, yaitu 

menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dengan cara meneliti semua aspeknya dan 

menyingkap seluruh maksudnya, dimulai dari uraian makna kosakata, makna 

kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antar-ayat (muna>sabah) dengan 

bantuan saba>b an-nuzu>l, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi saw., sahabat 

dan tabi’in.9 

Metode tahli>li> atau metode analisis adalah cara yang digunakan  seorang 

mufassir untuk menafsirkan ayat dengan cara memaparkan makna kosa kata dan 

mengaitkannya dengan saba>b an-nuzu>l, muna>sabah, serta tafsiran ayat dan 

makna-maknanya yang tercakup dalam pembahasan tersebut. Agar data yang 

diperoleh dapat dijadikan sebagai pembahasan yang akurat, peneliti 

menggunakan metode pengolahan dan analisis data yang bersifat kualitatif. 

Adapun alur berpikirnya sebagai berikut: 

                                                           

9 Abdul Hayy al-Farmawi, al-Bidayah Fi- at-Tafsir al-Mau>dhu’i: Dirsah Manhajiyyah 

Mau>dhu’iyyah, terj. Rosihon Anwar, Metode Tafsir Mau>dhu’I dan Cara Penerapannya (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2001), h.23-24.  
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a.  Metode Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, langkah yang ditempuh dalam pengolahan data dengan 

menggunakan pola tafsir tahli>li> yaitu:  

1. Menyebutkan ayat yang akan dibahas dengan memperhatikan urutan ayat 

dalam mushaf, yaitu QS al-Nisa>’/4: 94. 

2. Menganalisis kosa-kata. Adapun kosa-kata yang akan dianalisis adalah   

اًا-امَغااَنم اَا-عَرَضَاا-ماَلاَالس ا-ااو ان اُي  اب اَت اَف اَا-اضَرَب  تُم ا رَةاٌاا–اخَبِ  كَث ي    فَمَن ا - 
3. Menerangkan hubungan muna>sabah, baik antar ayat maupun antar surat. 

Adapun muna>sabah ayat yang dimaksud adalah ayat sebelumnya yaitu QS 

al-Nisa>’/4: 92-93, dan ayat setelahnya yaitu QS al-Nisa>’/4: 95 dan 96. 
4. Menjelaskan saba>b al-nuzu>l ayat tersebut sehingga dapat membantu 

memahami ayat yang dibahas.10 
5. Memberikan garis besar maksud ayat, sehingga diperoleh gambaran umum 

dari ayat tersebut. 
6. Memperhatikan keterangan-keterangan yang bersumber dari ayat lain, 

Nabi, Sahabat, dan para mufassir. 
7. Memberikan penjelasan tentang maksud ayat dari berbagai aspeknya pada 

penjelasan yang telah diperoleh.11 
b. Metode Analisis Data  

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

                                                           

10 Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi terj. Bahrun Abu bakar dan Hery Noer 

Aly, Tafsir al-Maraghi (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1986) h. 208. 

11 Nur Effendi dan Muhammad Fathurrahman, Studi al-Qur’an Memahami Wahyu Allah 

Secara Lebih Integral dan Komprenehensif, (Cet. I; Yogyakarta: Kalamedia, 2016) h, 310. 
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1. Deduktif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan berangkat data yang 

bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.12 

Penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana ketelitian dalam 

mengambil suatu tindakan dalam al-Qur’an, lalu menjabarkannya secara 

mendalam dan mengaitkannya dengan QS al-Nisa>’/4: 92-93 dan 

penafsiran-penafsiran lainnya. 

2. Induktif, yaitu suatu metode yang peneliti gunakan untuk menarik 

beberapa hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum. 

Penelitian ini berusaha mengkaji secara spesifik mengenai ketelitian 

dalam mengambil suatu tindakan dalam QS al-Nisa>’/4: 94 dengan 

menggunakan ilmu alat serta ilmu-ilmu yang terdapat dalam kaidah tafsir, 

kemudian menarik kesimplan. 

3. Komparatif, yaitu suatu metode pengelolahan data dengan jalan melihat 

beberapa pedapat yang kemudian dibandingkan satu sama lain. 

Selanjutnya dari hasil perbandingan tersebut, data yang diambil yaitu data 

yang paling kuat dan rajih atau dengan jalan mengkompromikan beberapa 

pendapat tersebut. 

F. Tujuan dan Kegunaan. 

1. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam dan 

komprehensif tentang ketelitian dalam mengambil suatu tindakan dalam al-

Qur’an, yaitu: 

                                                           

12 Sri Utami dan Sukardi, Bahasa Indonesia 2, (Cet. I; Jakarta: Quadra, 2008), h. 8.  
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a. Mengetahui hakikat ketelitian dalam mengambil suatu tindakan dalam QS al-

Nisa>’/4: 94. 

b. Mengetahui bentuk ketelitian dalam mengambil suatu tindakan dalam QS al-

Nisa>’/4: 94.  

c. Mengetahui manfaat ketelitian dalam mengambil suatu tindakan dalam QS al-

Nisa>’/4: 94. 

2. Kegunaan  

Kegunaan dalam penelitian ini mencakup dua hal, yakni kegunaan ilmiah 

dan kegunaan praktis. 

a. Kegunaan ilmiah, yaitu diharapkan memiliki manfaat akademis yang dapat 

dikembangkan penelitiannya lebih lanjut, juga agar menambah dan memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian bidang tafsir. 

b. Kegunaan praktis, yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag.) juga 

diharapkan agar menambah wawasan tentang ketelitian dalam mengambil suatu 

tindakan serta dapat berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan.   
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KETELITIAN DALAM BERTINDAK 

A. Pengertian Ketelitian dalam Mengambil Suatu Tindakan 

Ketelitian berasal dari kata teliti, yang berarti cermat dan seksama.1 

Sedangkan kata “mengambil”, dari kata “ambil” yang berarti dipegang lalu dibawa, 

diangkat dan sebagainya. Kemudian kata “mengambil” berarti memegang sesuatu, 

lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya).2 Tindakan merupakan 

suatu perbuatan atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna 

mencapai tujuan tertentu.3 Tindakan berasal dari kata “tindak” yang berarti langkah; 

perbuatan. Jadi “tindakan” berarti sesuatu yang dilakukan atau diperbuat.4 

Ketelitian dalam mengambil suatu tindakan juga dikenal dengan ketelitian 

dalam mengambil suatu keputusan. Hadari Nawawi mendefinisikan bahwa keputusan 

pada dasarnya berarti hasil akhir dalam mempertimbangkan sesuatu yang akan 

dilaksanakan secara nyata. Keputusan juga dapat diartikan sebagai hasil terbaik 

dalam memilih satu di antara dua atau beberapa alternatif yang dihadapi.5 Gatot 

Surodji dan Engelbetus Martono mendefinisikan bahwa keputusan merupakan proses 

pemikiran yang menerapkan suatu pilihan di antara pilihan, guna memecahkan suatu 

masalah.6 

                                                           

1 https://kbbi.web.id/teliti.html (Diakses pada tanggal 09 Juni 2021). 

2 https://kbbi.web.id/ambil.html (Diakses pada tanggal 09 Juni 2021). 

3 Yunas Kristiyanto, “Tindakan Sosial Pemuka Agama Islam terhadap Komunitas Punk: 

(Studi Deskriptif Mengenai Tindakan Sosial Pemuka Agama Islam terhadap Komunitas Punk di Desa 

Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur), Jurnal Sosial dan Politik. 

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsac5c37ba46full.pdf (Diakses tanggal 09 Juni 

2021). 

4 https://kbbi.web.id/tindak.html (Diakses pada tanggal 09 Juni 2021). 

5 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1993), h. 152.  

6 Gatot Suradji dan Engelbetus Martono, Ilmu dan Seni Kepemimpinan (Bandung: Pustaka 

Reka Cipta, 2013), h. 152. 

https://kbbi.web.id/teliti.html
https://kbbi.web.id/ambil.html
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsac5c37ba46full.pdf
https://kbbi.web.id/tindak.html
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Menurut Desmita, bahwa pengambilan keputusan (desicion making) 

merupakan salah satu bentuk perbuatan berfikir dan hasil dari perbuatan itu disebut 

keputusan. Menurut Munadir, pengambilan keputusan adalah keputusan yang 

didasarkan pada sejumlah pertimbangan dan yang memperhatikan segala faktor, baik 

objektif maupun subjektif. Definisi ini mengandung substansi pokok di dalamnya, 

yaitu adanya proses (langkah-langkah), terdapat beberapa alternatif yang akan 

dipilih, terdapat ketetapan hati memilih satu pilihan dan terdapat tujuan 

pengambilan keputusan (disengaja).7  

Menurut Steiner, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai suatu proses 

mausiawi yang didasari dan mencakup baik fenomena individu maupun sosial, 

didasarkan pada premis nilai dan fakta, menyimpulkan sebuah pilihan dari antar 

altenatif dengan maksud bergerak menuju suatu situasi yang diinginkan. Pengertian 

ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan 

alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindak lanjuti 

(digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah.8 

Siagian menjelaskan bahwa pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah 

suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan 

yang sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang 

dihadapi, pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, 

analisis masalah dengan menggunakan fakta dan data, mencari alternatif pemecahan, 

menganalisis setiap alternatif sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional, 

dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai akibat dari keputusan yang diambil.9 

                                                           

7 Lenny Amitta Wijayana Kusuma, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan 

Keputusan Mahasiswa dalam Memilih Program Studi Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri 

Semarang”, Skripsi (Semarang: Fak. Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2016), h. 19-20. 

8 Steiner A George, Kebijakan Strategi Manajemen, terj. Tim Dosen Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 9. 

9 Siagian P. Sondang, Filsafat Administrasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 39. 
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Pengambilan keputusan dalam kehidupan, juga sangat erat hubungannya 

dengan pengambilan keputusan pada urusan tindak pidana. Istilah tindak pidana 

berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit 

atau delict, dalam bahasa Indonesia di samping istilah tindak pidana untuk 

terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan 

Utrecht dalam buku Christine S. T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang 

lain, seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum 

atau perbuatan yang dapat dihukum.10 

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum atau larangan, yang disertai dengan ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tertentu.11 

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana. 

Hal ini dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan 

adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, 

terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau 

tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini 

benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan 

keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru 

disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai 

delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat, 

karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.12  

                                                           

10 C. S. T. Kansil dan Christine S. T Kansil¸ Pokok-pokok Hukum Pidana (Jakarta: PT. 

Pradnya Paramitha, 2007), h. 37. 

11 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-

teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 

67. 

12 https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005108-3-BAB%20II.pdf (Diakses tanggal 18 

Juni 2021). 

https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005108-3-BAB%20II.pdf
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Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana, dapat terlihat 

dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, 

bahwa pidana terdiri dari:  

1. Pidana pokok yang terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, 

pidana denda, dan pidana tutupan. 

2. Pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-

barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.13 

 

B. Dasar-dasar Pengambilan Keputusan14 

Gatot Suradji dan Engelbetus Martono mengemukakan bahwa secara umum 

pengambilan keputusan dapat muncul atas dasar beberapa sebab, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Berdasarkan intuisi (perasaan). Pengambilan keputusan yang berdasarkan 

atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah 

terkena pengaruh. 

2. Berdasarkan rasio. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan 

rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih 

transparan, konsisten, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran 

atau sesuai dengan apa yang diinginkan. 

3. Berdasarkan pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan 

pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena 

pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat 

memperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan 

dihasilkan.  

                                                           

13 http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf (Diakses tanggal 18 

Juni 2021). 

14 Gatot Suradji dan Engelbetus martono, Ilmu dan Seni Kepemimpinan h. 162. 

http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf
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4. Berdasarkan fakta, data dan keterangan. Pengambilan keputusan 

berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan 

baik, dengan fakta maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan 

keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-

keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. 

5. Berdasarkan wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang 

biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang 

lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah 

kedudukannya. 

 

C. Term-term tabayyun dan derivasinya dalam al-Qur’an 

Term tabayyun yang berasal dari kata bayana disebut sebanyak 523 kali di 

dalam al-Qur’an dengan berbagai derivasinya.15 Namun penulis akan lebih terfokus 

kepada 4 derivasi kata bayana, di antaranya fi’il ma>d{i> dan fi’il mud{a>ri>’, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Fi’il Ma>d{i>  

Salah satu bentuk fi’il ma>d{i> dari kata bayana (َََبَ ي) atau tabayyun 

adalah kata tabayyanu> (نُ وْا  Kata ini disebut di dalam al-Qur’an sebanyak .(تَ بَ ي َّ

tiga kali, yaitu di dalam QS al-Nisa>’/4: 94 sebanyak dua kali, lalu pada QS al-

Hujura>t/49: 6 sebanyak satu kali. Kata tabayyanu> (نُ وْا -dalam QS al (تَ بَ ي َّ

Nisa>’/4: 94 merupakan kata yang digunakan oleh penulis dalam 

menggambarkan sikap tabayyun dalam konteks ayat tersebut. Pada ayat ini, 

kata tabayyanu> (نُ وْا  mempunyai arti “telitilah”. Kemudian dalam ayat ini (تَ بَ ي َّ

diulang sebanyak dua kali, dengan tujuan untuk lebih teliti dan berhati-hati. 

                                                           

15 Muhammad Fu’ad Abdul Ba>qi, Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m (Kairo: 

Da>r al-Kutub al-Mis>riyyah, 1364), h. 140-145. 
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Ayat ini menjelaskan mengenai ketelitian dalam menyerang atau membunuh 

orang-orang non-Islam.  

Maksud dari kalimat fatabayyanu> adalah urgensi ketelitian dan 

kehati-hatian, sehingga jangan sampai menyerang lawan yang ternyata adalah 

pemeluk agama Islam. Karena jika lawan tersebut telah mengucapkan 

syahadat, maka ia harus diperlakukan seperti kaum muslimin lainnya.16 

2. Fi’il Mud}a>ri’ 

Bentuk fi’il mud{a>ri’ dari kata bayana (َََبَ ي) atau kata tabayyun di 

antaranya adalah kata yubayyina (ََ ََ) tabayyana ,(يُ بَ يِّ  dan yatabayyana ,(تَ بَ يَّ

(ََ ََ) Kata yubayyina 17.(يَ تَ بَ يَّ  disebut sebanyak dua puluh satu kali di (يُ بَ يِّ

dalam al-Qur’an, yaitu QS al-Baqarah/2: 68-70, QS al-Baqarah/2: 187, QS al-

Baqarah/2: 219, QS al-Baqarah/2: 221, QS al-Baqarah/2: 242, QS al-

Baqarah/2: 266, QS Ali<-‘Imra>n/3: 103, QS al-Nisa>’/4: 26, QS al-Nisa>’/4: 176. 

QS al-Ma>idah/5: 15 dan 19, QS al-Ma>idah/5: 89, QS al-Taubah/9: 115, QS 

Ibra>hi>m/14: 4, QS al-Nahl/16: 39, QS al-Nu>r/24: 18, QS al-Nu>r/24: 58-59 dan 

QS al-Nu>r/24: 61.18  

Salah satu ayat yang membahas tentang term yubayyina (ََ  dalam (يُ بَ يِّ

al-Qur’an adalah pada QS al-Baqarah/2: 219. Ayat ini menjelaskan tentang 

khamar (minuman keras) dan judi. Kata yubayyina (ََ  dalam ayat tersebut (يُ بَ يِّ

memiliki arti “menjelaskan atau menerangkan”. Penjelasan atau penerangan 

pada ayat ini memfokuskan kepada persoalan dunia dan akhirat. Dalam ayat 

ini dijelaskan bahwa memikirkan dunia saja tidaklah memberikan kepada akal 

dan hati manusia gambaran yang lengkap tentang hakikat keberadaan 

                                                           

16 Wahbah al-Zuhaili, Tafsi>r al-Muni>r, jilid III (Cet. X; Damaskus: Da>r al-Fikr, 2009), h. 215.  

17 Muhammad Fu’ad Abdul Ba>qi, Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 141-

142.  

18 Muhammad Fu’ad Abdul Ba>qi, Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 141-

142. 
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manusia, hakikat kehidupan dan tugas-tugasnya serta jalinan-jalinannya. Juga 

tidak dapat menumbuhkan gambaran yang benar tentang peraturan, nilai-nilai 

dan timbangan-timbangan.19 

Kata tabayyana (ََ -disebut sebanyak sebelas kali di dalam al (تَ بَ يَّ

Qur’an, yaitu QS al-Baqarah/2: 109, QS al-Baqarah/2: 256, QS al-Baqarah/2: 

259, QS al-Nisa>’/4: 115, QS al-Anfa>l/8: 6, QS al-Taubah/9: 113 dan 114, QS 

Ibra>hi>m/14: 45, QS al-‘Ankabu>t/29: 98, QS Muh}ammad/47: 25 dan QS 

Muh}ammad/47: 32.20 

Salah satu ayat yang membahas tentang term tabayyana (ََ  dalam (تَ بَ يَّ

al-Qur’an adalah pada QS al-Baqarah/2: 256. Ayat ini menjelaskan mengenai 

tidak adanya paksaan untuk memeluk agama Islam. kata tabayyana (ََ  (تَ بَ يَّ
dalam ayat ini memiliki arti “telah jelas”. “Sesungguhnya telah jelas jalan 

yang benar dari jalan yang sesat”. Iman adalah jalan yang benar, sudah 

seharusnya manusia menyukai dan menginginkannya. Sedangkan kekafiran 

adalah jalan yang sesat, sudah seharusnya manusia berlari menjauhinya dan 

memelihara diri darinya.21 

Kata yatabayyana (ََ -disebut sebanyak tiga kali di dalam al (يَ تَ بَ يَّ

Qur’an, yaitu pada QS al-Baqarah/2: 187, QS al-Taubah/9: 43 dan QS 

Fus}s}ilat/41: 53.22 

Salah satu ayat yang membahas tentang term yatabayyana (ََ  (يَ تَ بَ يَّ
dalam al-Qur’an adalah pada QS al-Taubah/9: 43. Ayat ini menjelaskan 

mengenai ketidaktahuan orang-orang munafik dari perang Tabuk dan masalah 

pemberian izin untuk berperang. Kata yatabayyana (ََ  pada ayat ini (يَ تَ بَ يَّ

                                                           

19 Sayyid Qut}b, Tafsir Fi> Z{ila>lil Qur’an, terj. As’ad Yasin, dkk., Juz IV (Jakarta: Gema 

Insani, 2010), h. 275.  

20 Muhammad Fu’ad Absdul Ba>qi, Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 142.  

21 Sayyid Qut}b, Tafsir Fi> Z{ila>lil Qur’an, terj. As’ad Yasin, dkk., h. 343. 

22 Muhammad Fu’ad Abdul Ba>qi, Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 142.  
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memiliki arti “menjadi jelas”. Allah swt. mencela nabi Muhammad saw. 

karena memberi izin kepada sekelompok orang yang tidak turut serta dalam 

berperang, yaitu orang-orang munafik. Mereka terus-menerus tidak ikut 

berperang meskipun kamu (nabi Muhammad saw.) tidak memberi izin kepada 

mereka. Kepergian mereka berperang mengandung mudharat dan resiko 

terhadap orang-orang muslim.23  

 

                                                           

23 Wahbah al-Zuhaili, Tafsi>r al-Muni>r, Jilid III, h. 481. 
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BAB III 

ANALISIS TAFSIR QS AL-NISA<’/4: 94 

A. Kajian Surah al-Nisa>’ 

1. Nama Surah 

Surah ini dinamai dengan surah al-Nisa>’. Nama ini telah dikenal sejak 

masa Nabi saw. ‘Aisyah ra. istri Nabi saw. menegaskan bahwa surah al-Baqarah 

dan surah al-Nisa>’ turun setelah beliau menikah dengan Nabi saw. Ia juga dikenal 

dengan nama al-Nisa>’ al-Kubra>  atau al-Nisa>’ al-T{u>la, karena surah al-T{ala>q 

dikenal sebagai surah al-Nisa>’ al-S{ug{ra. Dinamai al-Nisa>’  yang dari segi bahasa 

bermakna “perempuan” karena ia dimulai dengan uraian tentang hubungan 

silaturrahim, dan sekian banyak ketetapan hukum tentang wanita, antara lain 

pernikahan, anak-anak wanita dan ditutup lagi dengan ketentuan hukum tentang 

mereka.  

Kalau pendapat ‘Aisyah di atas yang diriwayatkan oleh Imam Bukha>ri 

diterima, maka itu berarti bahwa surah ini turun setelah hijrah, karena ‘Aisyah 

baru bercampur dengan Nabi saw. setelah hijrah, tepatnya delapan bulan sesudah 

hijrah. Bahkan para ulama sepakat bahwa surah al-Nisa>’ turun setelah surah al-

Baqarah, dan ini berarti surah ini turun jauh sesudah hijrah. Mayoritas ulama 

berpendapat bahwa al-Nisa>’ turun sesudah surah Ali-‘Imra>n, sedangkan Ali-

‘Imra>n turun tahun ketiga hijrah setelah perang Uhud, ini berarti surah al-Nisa>’ 

turun sesudah itu. Boleh jadi surah ini turun setelah perang al-Ahza>b yang terjadi 

pada akhir tahun keempat hijrah atau awal tahun kelima.  

Al-Biqa’i mengemukakan bahwa tujuan utama surah ini adalah persoalan 

tauhid yang diuraikan dalam surah Ali-‘Imra>n, serta ketentuan yang digariskan 

dalam surah al-Baqarah dalam rangka melaksanakan ajaran agama yang telah 
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terhimpun dalam surah al-Fa>tih}ah, sambil mencegah agar kaum muslimin tidak 

terjerumus dalam jurang perpecahan.1 

Surah ini adalah surah Madaniyyah. Ia adalah surah al-Qur’an yang 

terpanjang (sesudah surah al-Baqarah) dan urutannya adalah sesudah surah al-

Mumtahanah. Beberapa riwayat mengatakan bahwa sebagian surah ini turun pada 

waktu peristiwa Fathu Makkah  “pembebasan kota Mekkah” pada tahun delapan 

hijriah, dan sebagian lagi turun pada waktu peristiwa Hudaibiyah yang terjadi 

sebelumnya, yaitu pada tahun enam hijriyah.2 

Akan tetapi, masalah urutan surah menurut saat turunnya, bukanlah 

masalah yang qat{‘i, sebagaimana halnya surah ini bahwa ia tidaklah turun 

sekaligus dalam satu waktu. Beberapa ayat turun secara berangsur-angsur di sela-

sela beberapa surah. Kemudian Nabi saw. memerintahkan supaya tiap-tiap ayat 

ditempatkan pada tempatnya di dalam surahnya. Sebuah surah (berdasarkan hal 

ini) menjadi “terbuka” dalam suatu rentang waktu tertentu, panjang atau pendek. 

Dan sebuah surah kadang-kadang memerlukan waktu beberapa ayat yang 

merupakan ayat-ayat al-Qur’an yang terakhir diturunkan.  

Demikian halnya dengan surah ini. Di antaranya ada yang turun sesudah 

surah al-Mumtahanah pada tahun enam hijriyah dan tahun delapan hijriyah. Akan 

tetapi, kebanyakan turun pada masa-masa permulaan hijrah. Bagaimanpun 

keadaannya, orang yang mau memperhatikan niscaya akan mengetahui bahwa 

turunnya ayat-ayat dalam surah ini adalah dalam rentang waktu sesudah perang 

Uhud pada tahun ketiga hijriyah hingga sesudah tahun delapan hijriyah, ketika 

turun permulaan surah al-Mumtahanah.  

 

                                                           

1 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishba}h; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an (Cet. III; 

Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 327-328. 

2 Sayyid Qut}b, Tafsir Fi> Z{ila>lil Qur’an, terj. As’ad Yasin, dkk., Juz IV (Jakarta: Gema Insani, 

2010), h. 255.  
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2. Kandungan QS al-Nisa>’ 

Surah ini menggambarkan sisi kesungguhan usaha yang dicurahkan Islam 

dalam membangun kaum muslimin dan membentuk masyarakat Islam, dalam 

memelihara dan menjaga masyarakat tersebut. Dikemukakannya contoh tindakan 

al-Qur’an terhadap masyarakat baru, yang bersumber pokok dari celah-celah nash-

nashnya, dan dimulai dari celah-celah manhaj Rabbani. Dengan cara ini dan itu 

dilukiskanlah tabiat manhaj ini di dalam memberlakukan eksistensi manusia, 

sebagaimana dilukiskan pula tabiat manusia dan bagaimana seharusnya ia bergaul 

dengan manhaj Rabbani tersebut, bergaul dengan manhaj Rabbani yang 

membimbing langkahnya menuju pendakian yang tinggi, dari dataran ke puncak 

yang tinggi, selangkah demi selangkah atau setahap demi setahap, ia mendaki 

dengan melewati lingkungan yang penuh dengan ketamakan dan kerakusan, nafsu 

dan syahwat, hal-hal yang menakutkan dan yang menyenangkan, dan duri-duri 

jalan yang tidak pernah sepi dari setiap langkahnya. Ditambah lagi dengan musuh-

musuh yang senantiasa menanti kesempatan di sepanjang jalan yang penuh duri 

itu. 

Sebagaimana dapat dilihat dalam surah al-Baqarah dan surah Ali-‘Imra>n, 

bagaimana al-Qur’an menghadapkan segala kondisi ynag melingkupi 

pertumbuhan kaum muslimin di Madinah; bagaimana al-Qur’an menjelaskan 

manhaj Rabbani yang membangun jama’ah di atas fondasinya; bagaimana al-

Qur’an menetapkan beberapa hakikat pokok yang menjadi tempat berpijaknya 

tas{awwur  islami, nilai-nilai, dan tata norma yang bersumber dari tas{awwur  ini; 

bagaimana al-Qur’an menonjolkan tugas-tugas dan amanat yang harus 

ditunaikannya di muka bumi ini; bagaimana al-Qur’an melukiskan tabiat musuh-

musuh manhaj ini dan musuh-musuh jama’ah yang berpijak di atas manhaj 

tersebut di dunia ini; bagaimana al-Qur’an memperingatkan kaum muslimin agar 

waspada terhadap sarana-sarana dan upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh-

musuh itu; bagaimana al-Qur’an menjelaskan akidah musuh-musuh mereka yang 
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palsu dan menyeleweng; dan bagaimana hina dan riwetnya sarana-sarana yang 

mereka pergunakan. Maka, di dalam surah ini juga dilihat bagaimana al-Qur’an 

menghadapkan semua kondisi dan hakikat itu. 

Akan tetapi, tiap-tiap surah al-Qur’an memiliki kepribadian yang khusus, 

memiliki ciri-ciri tersendiri, dan memiliki tema sentral yang mengikat 

keseluruhan temanya. Di antara tuntutan kepribadian khususnya itu ialah bahwa 

tema-tema yang ada dalam tiap-tiap surah terfokus dan berjalin di sekitar tema 

sentralnya dalam aturan yang tertentu, yang tampak di dalamnya ciri-ciri 

khususnya, dan kelihatan pula kepribadiannya, seperti satu makhluk hidup dengan 

tanda-tanda dan ciri-ciri khususnya. Di samping itu, ia merupakan satu kesatuan 

secara umum.  

Di dalam surah ini dapat dilihat bahwa ia seakan-akan sebagai sesuatu 

yang hidup, yang menuju kepada tujuan yang tertentu, berusaha keras untuknya, 

dan menginginkan realisasinya dengan berbagai sarana. Paragraf-paragraf, ayat-

ayat, dan kata-kata yang terdapat di dalam surah ini merupakan sarana-sarana 

untuk mencapai maksud tersebut.  

Surah ini bekerja dengan serius dan sungguh-sungguh dalam 

menghapuskan sifat-sifat masyarakat jahiliyah dan mencabut akar-akarnya, dan 

dalam membentuk sifat-sifat masyarakat muslim, serta membersihkannya dari 

sisa-sisa kejahiliahan, untuk mengusir kepribadian khususnya. Surah ini juga 

bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat untuk mempertahankan 

eksistensinya yang istimewa, dengan menjelaskan manhaj yang menjadi sumber 

keberadaan yang istimewa ini, dan mengenal (mewaspadai) musuh-musuhnya 

yang senantiasa menunggu kesempatan di sekitarnya dan musuh-musuhnya dari 

dalam yaitu orang-orang yang lemah iman dan golongan munafik. Disingkapnya 

sarana-sarana, rekayasa, dan tipu daya mereka. Dijelaskannya pula kerusakan 

pandangan, manhaj, dan jalan hidup mereka, di samping itu dibuatnyalah undang-
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undang dan peraturan-peraturan yang mengatur semua ini dan menentukan batas-

batasnya dan dituangkannya di dalam cetakan pelaksanaan yang teratur. 

Pada waktu yang sama, surah ini juga melihat sisa-sisa dan endapan 

kejahiliahan yang memerangi manhaj, nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran baru ini. 

Terlihat roman wajah jahiliyah berusaha untuk menghapuskan roman wajah baru 

yang cerah dan indah. Dapat disaksikan pula peperangan yang dilancarkannya di 

medan lain, terhadap musuh-musuh dari luar yang selalu mengintai untuk 

menghancurkannya dan musuh-musuh dari dalam.  

Islam adalah satu-satunya manhaj kehidupan, yang dengannya manusia 

terbebas dari penyembahan kepada manusia lain. Karena, ia menerima pandangan 

dan prinsip hidup, norma-norma dan tata nilai, syari’at dan undang-undang, 

peraturan dan tradisi dari tangan Allah yang Maha Suci. Apabila mereka 

menundukkan kepala mereka, mereka hanya menundukkannya kepada Allah saja. 

Apabila mereka mematuhi syari’at, mereka hanya patuh kepada Allah saja. 

Apabila mereka tunduk kepada suatu peraturan, mereka hanya tunduk kepada 

Allah saja. Oleh karena itu, mereka membebaskan diri dari penyembahan manusia 

kepada manusia lain dan dari perbudakan manusia terhadap manusia lain. 

Sehingga, seluruh mereka hanya menjadi hamba dan penyembah Allah saja tanpa 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun.  

Inilah persimpangan jalan antara jahiliyah dan segala bentuknya, dan 

Islam. Surah ini secara berurutan menggambarkan persimpangan jalan ini secara 

cermat dan jelas, sehingga tidak ada keraguan lagi bagi seorang pun.3  

 

 

 

                                                           

3 Sayyid Qut}b, Tafsir Fi> Z{ila>lil Qur’an, terj. As’ad Yasin, dkk., h. 257-258. 
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B. Kajian Ayat 

1. Teks dan Terjemah QS al-Nisa>’/4: 94 

تُمۡ فِ سٰ  يٰ ُّهٰا ٱلَّذِينٰ ءٰامٰنُ وأاْ إِذٰا ضٰرٰب ۡ  لُواْ لِمٰنۡ ألٰۡقٰىأٓ إلِيٰۡكُمُ ٱلسَّلٰٓمٰ ي َّنُواْ وٰلَٰ تٰ قُو  فٰ تٰ ب ٰ لِ ٱللَِّّ بِييَأٰٓ
تٰ غُونٰ  ان  لٰسۡتٰ مُؤۡمِ  يٰا عٰرٰضٰ  تٰ ب ۡ ن ۡ لِ كٰ   انُِِ كٰثِيرةٰ   مٰغٰ ندٰ ٱللَِّّ فٰعِ  ٱلۡۡيٰٰ وٓةِ ٱلدُّ مِ ن قٰ بۡلُ  كُنتُم  كٰ ذٰٓ

 إِنَّ ٱللَّّٰ 
 
ُ عٰلٰيۡكُمۡ فٰ تٰ بٰ ي َّنُ وأاْ  ٩٤ اونٰ خٰبِير  ا تٰ عۡمٰلُ نٰ بِٰ اكٰ   فٰمٰنَّ ٱللَّّ

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, 
Maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang 
mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu 
membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, 
karena di sisi Allah ada harta yang banyak. begitu jugalah Keadaan kamu 
dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, Maka telitilah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”4 

2. Kajian Mufradat QS al-Nisa>’/4: 94 

a. (  ۡتُم   5( ضٰرٰب ۡ

Wazan kata itu adalah d{araba – yad{ribu – d{arban (  ٰرْب  ضٰ  -ضْرِبُ يٰ  –ضٰرٰب  ). Di 

dalam bentuk kata kerja dan kata benda, kata itu di dalam al-Qur’an disebut 58 kali, 

tersebar di dalam 28 surah (15 surah Makkiyah dan 13 surah Madaniyah) dan 51 

ayat. Menurut al-Rag{ib, kata d{araba ( ٰضٰرٰب) berarti ‘memukul sesuatu dengan sesuatu 

yang lain’, misalnya tangan, tongkat, atau pedang. Menurut Muhammad Ismail 

Ibrahim, kata d{araba berarti ‘menyakiti”, baik dengan alat maupun tidak. 

Pengertian kata d{araba ( ٰضٰرٰب) kemudian berkembang, digunakan di alam 

pengertian yang bermacam-macam, di antaranya: 

1) Memukul, seperti yang digunakan dalam QS al-Nu>r/24: 31, QS al-

Anfa>l/8: 50, dan QS Muhammad/47: 27. 

2) Memenggal, membunuh, seperti yang digunakan di dalam QS al-Anfa>l/8: 

12, dan QS Muhammad/47: 4.  

3) Memotong, memutuskan, seperti di dalam QS al-Anfa>l/8: 12.  

                                                           

4 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Hafalan Mudah (Bandung: Cordoba, 

2019), h. 93. 

5 M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosa Kata (Jakarta: Lentera Hati, 

2007), h. 171-172. 
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4) Meliputi, seperti di dalam QS al-Baqarah/2: 61 dan QS Ali-‘Imra>n/3: 

112. 

5) Bepergian, seperti di dalam QS al-Nisa>’/4: 94 dan 101, QS Ali-‘Imra>n/3: 

156 dan QS al-Muzzammil/73: 20. 

6) Membuat, seperti di dalam QS T{a>ha>/20: 77. 

7) Menjelaskan, memberi perumpamaan, seperti di dalam QS al-Nahl/16: 75 

dan 112. 

8) Menutupi, seperti di dalam QS al-Nu>r/24: 31 dan QS al-Kahfi/18: 11. 

Dari beberapa pengertian di atas, ternyata bahwa kata d{araba ( ٰضٰرٰب) lebih 

banyak digunakan dengan pengertian ‘memberi contoh’ atau ‘perumpamaan’, yaitu 

sebanyak 28 kali. Pemakaian arti ‘bepergian’ dan memukul sebanyak 10 kali. Sedikit 

sekali kata ini digunakan untuk arti ‘membunuh’, ‘memenggal’, ‘memotong’ dan 

‘menutupi’.  

Kendati pun terdapat perbedaan arti pada kata itu, arti asalnya ialah 

‘memukul’, artinya melakukan tindakan, baik yang bersifat lunak maupun keras, 

dengan alat tertentu. Untuk tindakan yang lunak, kata d{araba ( ٰضٰرٰب) dapat diartikan 

sebagai ‘menutupi’, ‘bepergian’ ‘memberi contoh’ dan lainnya, sedangkan untuk 

tindakan yang keras, kata itu dapat diartikan sebagai ‘mematikan’, ‘melukai’, dan 

‘menyakiti’, apabila kata d{araba ( ٰضٰرٰب) diartikan sebagai ‘memberi contoh’, di 

dalam al-Qur’an Allah mengambil sesuatu yang dijadikan contoh, yaitu sesuatu yang 

nyata dan kelihatan, seperti yang disebut dalam QS al-Nahl/16: 75-76. Kata itu 

kebanyakan digunakan untuk menyatakan sesuatu yang dapat diamati dan dilakukan 

manusia. 

Al-T{abat{aba’i, ketika menjelaskan firman Allah di dalam QS al-Baqarah/2: 

273 yang berbunyi la> yastat{i>’u>na d{arban fil ard} (عُوْنٰ ضٰرْب  فِِ الْْٰرْض  (لَٰ يٰسْتٰطِي ْ

mengatakan bahwa ayat itu diartikan sebagai ‘terbatas, terhalang atau terkurung’ 

atau dapat diartikan sebagai ‘sempit dan sulit’. Mereka yang termasuk di dalam 

kategori sempit di dalam ayat di atas adalah orang fakir, miskin, sakit atau sibuk 
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karena menuntut ilmu, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kenutuhan 

hidupnya sehingga mereka itu perlu dibantu. 

b. (  ْفٰ تٰ بٰ ي َّنُوا )  
Kata tabayyun ( ُّّتٰ بٰ ي) berasal dari kata bayana yang berarti jelas atau terang. 

Kata bayana disebut sebanyak 523 kali dengan 12 bentuk di dalam al-Qur’an.6 

Secara bahasa, baya>n ( ْبٰ يٰان) artinya adalah terang. Adapun menurut istilah, baya>n 

 berarti menjelaskan tujuan dengan pilihan kata yang paling tepat.7 Al-Jurjani (بٰ يٰانْ )

mengatakan bahwa baya>n ( ْبٰ يٰان) artinya menjelaskan maksud kepada orang yang 

mendengar.8 

Al-Qur’an menyebutkan bahwa kemampuan untuk menjelaskan maksud hati 

kepada orang lain sehingga orang menjadi paham apa yang dimaksudkan, adalah 

rahmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Allah swt. berfirman:  

نٰ   ٢عٰلَّمٰ ٱلۡقُرۡءٰانٰ   ١ٱلرَّحٰۡٓنُ  نسٰٓ      ٤لَّمٰهُ ٱلۡبٰ يٰانٰ عٰ   ٣خٰلٰقٰ ٱلِۡۡ

Terjemahnya : 

“(Tuhan) yang Maha pemurah, yang telah mengajarkan Al Quran. Dia 
menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara.” (QS al-Rahma>n/55: 1-
4).9 

Menurut Ibnu Katsir yang mengutip pendapat Hasan al-Bashri bahwa yang 

dimaksud dengan al-baya>n (الْبٰ يٰان) dalam ayat tersebut adalah kemampuan untuk 

mengucapkan dengan baik, mampu membunyikan huruf-huruf dengan baik.10 

Di antara tugas Rasul hadir ke dunia adalah untuk memberikan baya>n ( ْبٰ يٰان) 
kepada manusia tentang al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah. Dengan baya>n ( ْبٰ يٰان) 
                                                           

6 Muhammad Fu’ad Abdul Ba>qi, Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m (Kairo: 

Da>r al-Kutub al-Mis>riyyah, 1364), h. 140-145. 

7 Ibnu Mandzur, Lisa>n al-‘Arab, juz XIII (Cet. I; Beirut: Da>r al-S}a>dir, 1992), h. 68-69. 

8 Ali Bin Muhammad bin Ali al-Zain al-Syarif al-Jurjani, Kita>b al-Ta’rifa>t (Cet. I; Beirut: 

Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), h. 47. 

9 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Hafalan Mudah, h. 531. 

10 Abu al-Fida>’ Ismail bin Katsi>r al-Qurasyi al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, juz IV 

(Madinah: Maktabah al-‘Ulu>mwa al-Hika>m, 1993), h. 272. 
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dari Nabi, maka firman Allah menjadi jelas dan dipahami secara baik oleh manusia.11 

Allah swt. berfirman: 

ٰ للِنَّ لتُِ ب ٰ  رٰ بٱِلۡبٰ يِ نٰٓتِ وٰٱلزُّبرُِِۗ وٰأنٰزلٰۡنٰاأ إلِيٰۡكٰ ٱلذ كِۡ      ٤٤يۡهِمۡ وٰلٰعٰلَّهُمۡ يٰ تٰ فٰكَّرُونٰ اسِ مٰا نُ ز لِٰ إلِٰ يِّ 

Terjemahnya : 

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan 

kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang 

telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”. (QS al-

Nahl/16: 44).12 

Kata tabayyanu> ( اتٰ بٰ ي ُّنُ  ) disebut sebanyak 3 kali di dalam al-Qur’an, yaitu 

disebut 2 kali pada QS al-Nisa>’/4: 94 dan satu kali pada QS al-Hujura>t/49: 6.13 Ibnu 

Mandzur menjelaskan kata tabayyana ( ٰ  .sebagai sesuatu yang nyata atau lazim (تٰ بٰ يُّّ

Jika menjadi fi’il muta’addi, berarti perenungan dan mencar tanda sesuatu.14 

c. (  ٰٱلسَّلٰٓم )  
Al-Sala>m ( ٰٱلسَّلٰٓم) terambil dari akar kata salima ( ٰسٰلِم) yang maknanya 

berkisar pada keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela. Sebagai sifat 

Allah, kata al-sala>m hanya sekali disebut dalam al-Qur’an, yaitu pada QS al-

Hasyr/59: 23. Karena itu, sala>m ada yang bersifat salam positif, dalam arti perolehan 

yang baik dan menyenangkan dan ada juga dalam arti keterhindaran dari keburukan 

dan tercela.  

Allah al-sala>m berarti Dia yang Maha Esa itu terhindar dari segala aib, 

kekurangan dan kepunahan yang dialami oleh para makhluk. Demikian tulis Ahmad 

Ibnu Faris dalam bukunya Maqa>yis al-Lug{ah. 

Ibnu al-‘Arabi (sebagaimana dikutip oleh Hamzah al-Nasyari dan kawan-

kawan dalam buku mereka Asma>’ al-Husna>) berpendapat, “Seluruh ulama sepakat 

                                                           

11 Harjani Hefni, Komunikasi Islam (Cet. I; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 

131.  

12 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Hafalan Mudah, h. 272. 

13 Ali Audah, Konkordansi Qur’an; Panduan Kata dalam Mencari Ayat al-Qur’an (Bogor: 

Pustaka Litera AntarNusa, 1996), h. 620.  

14 Ibnu Mandzur, Lisa>n al-‘Arab, h. 664.  
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bahwa nama al-sala>m yang dinisbahkan kepada Allah berarti Z|u> al-Sala>mah, yakni 

yang memiliki keselamatan/keterhindaran. Hanya saja mereka berbeda dalam 

memahami istilah ini. Ada yang memahaminya dalam arti, Allah terhindar dari 

segala aib dan kekurangan, ada juga yang berpendapat bahwa Allah yang 

menghindarkan semua makhluk dari penganiayaan-Nya, dan kelompok ketiga 

berpendapat bahwa al-sala>m yang dinisbahkan kepada Allah itu berarti, “Yang 

memberi salam kepada hamba-Nya di surga kelak.” Pendapat ketiga ini sejalan 

dengan firman-Nya:  

 ٥٨ رَّحِيم رَّب    مِ ن قٰ وۡلَ   م  سٰلٰٓ 

Terjemahnya:  

“Salam sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang (kepada penghuni 
surga). (QS Ya>si>n/36: 58).15  

Al-Ghazali menjelaskan bahwa maknanya adalah keterhindaran dzat dan sifat 

Allah dari segala aib, dari segala kekurangan dan perbuatan serta dari segala 

kejahatan dan keburukan, sehingga tiada keselamatan/keterhindaran dari keburukan 

dan aib yang diraih yang terdapat di dunia ini kecuali merujuk kepada-Nya dan 

bersumber dari-Nya.  

Kalau manusia telah merasa yakin akan kesempurnaan Allah dan bahwa 

segala yang dilakukan-Nya adalah baik dan terpuji, maka manusia harus percaya 

bahwa tidak sedikit keburukan/kejahatan pun yang bersumber dari-Nya.  

Al-Biqa’i dalam tafsirnya menjelaskan makna al-sala>m  serta penempatannya 

setelah sifat al-Malik dan al-Quddu>s bahwa tidak dapat tergambar dalam benak, 

Allah swt. disentuh dzat, sifat dan perbuatan-Nya dengan sedikit kekurangan pun, 

disebabkan oleh kesempurnaan kerajaan kesucian-Nya, karena itu pemusnahan dari 

sisi-Nya, atau sentuhan mudarat kapan pun di dunia dan di akhirat serta dalam 

keadaan apapun, tidak dinilai sebagai keburukan. Bukankah pengetahuan yang Maha 

                                                           

15 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Hafalan Mudah, h. 444. 
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Suci itu menyangkut lahir dan batin dalam tingkat yang sama? Bukankah Dia 

meletakkan segala sesuatu pada tempat yang sebaik-baiknya pada yang pada 

dasarnya tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh siapa pun? Karena itu, setelah 

penyebutan kedua sifat al-Malik dan al-Quddu>s diperlukan adanya penjelasan yang 

dapat memberi rasa selamat dan aman. Penjelasan itu adalah dengan menyebut al-

sala>m, karena keselamatan adalah batas antara keharmonisan/kedekatan dan 

perpisahan, serta batas antara rahmat dan siksaan. Karena al-sala>m lebih banyak 

berkaitan dengan hal-hal lahiriah, maka ia disusul oleh al-mu’min, karena rasa aman 

adalah batas antara cinta dan benci bagi yang tidak mampu meraih cinta. Inilah 

minimal yang dapat diraih oleh pemilik hak dari siapa yang wajar memberinya cinta. 

Karena itu pula seseorang yang merasa wajar menerima cinta tidak akan rela bila 

hanya menerima hak, sebagaimana; belum sempurna iman seseorang dengan sekadar 

beriman oleh dorongan cinta, tetapi dia harus mendahulukan cinta kepada-Nya 

melebihi cintanya kepada yang lain dan mempersamakan cinta untuk dirinya sendiri. 

d. (  ٰالغٰنٰم )16  

Kata al-g{anama ( ٰالغٰنٰم) artinya adalah kambing. Allah berfirman:  

هِمۡ شُحُومٰهُمٰاأ إِلََّ مِ حٰرَّمۡنٰا عٰلٰيۡ رِ وٰٱلۡغٰنٰ لۡبٰ قٰ ٱ نٰ وٰمِ  كُلَّ ذِي ظفُُر  وٰعٰلٰى ٱلَّذِينٰ هٰادُواْ حٰرَّمۡنٰا  
لِ  ظۡم  طٰ بِعٰ لٰ مٰا حٰلٰٰتۡ ظهُُورُهُُاٰأ أوِٰ ٱلۡۡوٰٰايَأٰ أوٰۡ مٰا ٱخۡت ٰ  نٰٓهُم كٰ ذٰٓ دِقُ  وٰإِنَّّ  هِمۡ  ببِٰ غۡيِ  جٰزٰي ۡ ونٰ لٰصٰٓ

١٤٦    

Terjemahnya : 

"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang 
berkuku dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari 
kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau 
yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah 
Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan Sesungguhnya 
Kami adalah Maha benar.” (QS al-An’a>m/6: 146)17 

                                                           

16 Al-Ragi>b al-As}faha>ni, Mufrada>t fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc., Kamus 

al-Qur’an, Jilid I (Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017), h. 883-884. 

17 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Hafalan Mudah, 147. 
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Kata al-ghanama ( ٰالغٰنٰم) artinya mendapatkan kambing dan memperolehnya, 

kemudian kata tersebut digunakan untuk mengartikan semua yang didapatkan dari 

musuh ataupun selain mereka.  

Kata   ُغْنٰم
ٰ
-artinya apa yang didapat dari harta (yang terdapat dalam QS al الم

Anfa>l/8: 41), jamak dari kata tersebut adalah magha>nima ( ِِٰمٰغٰان). Allah berfirman:  

يٰ ُّهٰا ٱلَّذِينٰ  تُمۡ فِ سٰ يَأٰٓ  واْ لِمٰنۡ ألٰۡقٰىأٓ إلِيٰۡكُمُ ٱلسَّلٰٓمٰ نُواْ وٰلَٰ تٰ قُولُ  فٰ تٰ بٰ ي َّ  ٱللَِّّ بِيلِ ءٰامٰنُ وأاْ إِذٰا ضٰرٰب ۡ
تٰ غُونٰ  ان  لٰسۡتٰ مُؤۡمِ  يٰا عٰرٰضٰ  تٰ ب ۡ ن ۡ لِ   نُِِ كٰثِيرةٰ   مٰغٰاندٰ ٱللَِّّ فٰعِ  ٱلۡۡيٰٰ وٓةِ ٱلدُّ مِ ن قٰ بۡلُ  كُنتُم  كٰ كٰذٰٓ
 إِنَّ ٱللَّّٰ فٰمٰنَّ ٱللَُّّ 

 
    ٩٤ اونٰ خٰبِير  ا تٰ عۡمٰلُ نٰ بِٰ اكٰ    عٰلٰيۡكُمۡ فٰ تٰ بٰ ي َّنُ وأاْ

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, 

Maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang 

mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu 

membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, 

karena di sisi Allah ada harta yang banyak. begitu jugalah Keadaan kamu 

dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, Maka telitilah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS al-

Nisa>’/4: 94).18 

e. ( ٰعٰرٰض)  

 .yaitu panjang الطَّوْلُ  artinya lebar, ia adalah kebalikan dari الْعٰرْضُ   kata :عٰرٰضٰ 

Asal penggunaannya adalah dalam fisik, kemudian ia juga digunakan dalam hal 

lainnya.  

Kata   ُالْعٰرْض juga dikhususkan untuk mengartikan kata pinggir, dan kalimat  

لشَّيْءْ ا  .artinya tampak sampingnya عٰرْضُ  

Kalimat   ِنّٰءِ الْعُودٰ عٰلٰي الَء  artinya aku masukkan batang kayu ke  عٰرٰضْتُ  

dalam sebuah bejana. Kalimat   ِْلْقِهِ خٰ اشَّيْءُف  artinya sesuatu itu masuk  اِعْتٰ رٰضٰ  

kedalam tenggorokannya. Kalimat   ِاِعْتٰ رٰضٰ  الْفٰرْسُ فِْ مٰشْيِه artinya seekor kuda itu 

berjalan sambil menghalangi jalanannya.  

 

 

                                                           

18 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Hafalan Mudah, h. 93.  
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Firman Allah yang berbunyi : 

  ٣١ئِكٰةِ لآمٰ عٰلٰى ٱلْ  ثَُُّ عٰرٰضٰهُمْ 
Terjemahnya: 

“Kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat.”(QS al-Baqarah/2: 31).19  

Kalimat   عٰرٰضْتُ الْْنُْد   artinya aku tampakkan bala tentara (pasukan). Kata 

 artinya adalah yang menampakkan dirinya. Terkadang ia digunakan untuk الْعٰارِضُ 

mengartikan kata awan.  

Terkadang kata    ُالْعٰارِض juga digunakan untuk mengartikan sebuah penyakit. 

Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat   عٰرِض   مِنْ سٰقٰم  artinya adalah jenis 

penyakit. Dan terkadang kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan gigi bagian 

depan. Dengan pemaknaan tersebut, maka gigi bagian depan disebut dengan   

 yaitu gigi yang selalu tampak di saat tertawa.20  العٰوٰارِضُ 

Kalimat   للِسَّفٰرِ  عُرْ ضٰة  artinya seekor unta yang tidak dapat digunakan  ربُعِٰيْ  

untuk bepergian, atau dalam arti lain unta tersebut menjadi penghalang dalam 

bepergian. Kalimat   ٰأٰعْرٰض artinya menampakkan sisinya, dan jika disebutkan dalam 

kalimat  أعْٰرٰضٰ  لِِ كٰذٰا artinya ia menampakkan sisinya padaku sehingga 

memungkinkan untuk diambil. Dan jika disebutkan kalimat     ِأعْٰرٰضٰ   عٰن artinya ia 

berpaling dariku.21  

Allah berfirman : 

  ٢٢ ثَُُّ أعٰرٰضٰ عٰنهٰا  
Terjemahnya : 

“Kemudian ia berpaling daripadanya.” (QS al-Sajdah/32: 22).22 

Mungkin saja dalam beberapa ayat sesuatu yang dipalingkannya dibuang 

(tidak di tulis) contohnya seperti dalam ayat berikut: 

                                                           

19 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 6. 

20Al-Rag{ib al-As}fahani, Mufradat fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-

Qur’an, h. 711. 

21Al-Rag{ib al-As}fahani, Mufradat fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-

Qur’an, h. 712.   

22 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 417. 
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  ٤٨ رِضُونٰ مُّعْ  هُممِ ن ْ  ق  إِذٰا فٰريِ
Terjemahnya : 

“Tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.”(QS al-Nu>r/24: 48).23 

Dikatakan bahwa kata  ُالْْٰعْرٰض  dalam ayat tersebut artinya adalah lebar atau 

luas. Dan pemaknaan tersebut diambil dari beberapa gambaran, di antaranya bisa jadi 

bahwa maksud dari luasnya surga di akhirat kelak dalam ayat tersebut seperti 

luasnya langit dan bumi.24  

Dan mengenai hal ini Allah berfirman : 

تُ  رْ رٰ ٱلْْٰ ضُ غٰي ْ رْ مٰ تُ بٰدَّلُ ٱلْْٰ يٰ وْ  وٰٓ   ٤٨ضِ وٰٱلسَّمٰٓ
Terjemahnya : 

“(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian 
pula) langit.”(QS Ibra>him/14: 48).25  

Dan penggantian tersebut tidak menghalangi untuk menjadikan langit dan 

bumi akhirat kelak lebih luas dari langit dan bumi sekarang. Diriwayatkan bahwa 

seorang Yahudi bertanya kepada ‘Umar  mengenai ayat ini dengan berkata : “Lalu di 

manakah letak neraka?” maka ‘Umar pun menjawab: “Jika malam telah datang, 

bisakah kamu menjawab dimana letak siang?”  Ada juga yang berkata bahwa yang 

dimaksud dengan kata   عٰرْض dalam ayat tersebut adalah kelapangan kebahagiaannya, 

bukan keluasan bentuknya. Ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud dengan 

kata   عٰرْض dalam ayat tersebut adalah    ٰرْضُ الْبٰ يْعع  yaitu pertukaran jual beli. 

Pemaknaan ini diambil dari ungkapan orang arab yang artinya menjual ini dengan 

harga sekian. Maka makna dari kata    ٰرْض  ع dalam ayat tersebut adalah menukar dan 

menggantinya. Kata   ْضُ الْعٰر  artinya adalah sesuatu yang tidak memiliki ketetapan, 

istilah ini digunakan oleh para ahli kalam bahwa  ْضُ الْعٰر  adalah  sesuatu yang tidak 

memiliki ketetapan kecuali warna dan rasa.26 Dan oleh karena itu disebutkan dalam 

                                                           

23 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 356. 

24 Al-Rag{ib al-As}fahani, Mufradat fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-

Qur’an, h. 713. 

25 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 261. 

26Al-Rag{ib al-As}fahani, Mufradat fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-

Qur’an, h. 714.  
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sebuah kalimat نْ يٰا عٰرْض  حٰاضِ  الدُّ artinya bumi ini adalah sesuatu yang tidak memiliki 

ketetapan yang ada. Ini sebagai pengingat bahwa dunia ini tidak pernah tetap.  

Allah berfirman: 

ن ْ  ُ يرُيِدُ ٱلْ يٰا ترُيِدُونٰ عٰرٰضٰ ٱلدُّ   ٦٧خِرٰةِٰۗ وٰٱللَّّ
Terjemahnya :  

“Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki 
(pahala) akhirat (untukmu).”(QS al-Anfa>l/8: 67).27 

f.  (  كٰثِي ْر)28  

Kata al-kas\ratu ( ةُ رٰ ث ْ الكٰ  ) yang berarti banyak, dan kata al-qillatu yang berarti 

sedikit, keduanya merupakan dua kata yang digunakan untuk menggambarkan 

jumlah yang terpisah seperti bilangan. Allah befirman:  

 غُلَّتۡ أيٰۡ 
 
 بٰلۡ يٰ بِٰ لعُِنُواْ وٰ يهِمۡ دِ وٰقاٰلٰتِ ٱلۡيٰ هُودُ يدُٰ ٱللَِّّ مٰغۡلُولٰة 

ْۘ
وطتٰٰانِ ينُفِقُ  دٰاهُ مٰبۡسُ ا قاٰلُواْ

 وٰليٰٰزيِدٰنَّ كٰثِير   كٰيۡفٰ 
هُم ايٰشٰاأءُ  نٰا ا  وكُٰفۡر   اطغُۡيٰٓن   كٰ رَّب ِ  مِن ليٰۡكٰ إِ  زلِٰ أنُ مَّاأ  مِ ن ۡ نٰ هُمُ ب ٰ  وٰألٰۡقٰي ۡ ي ۡ

وٰةٰ وٰٱلۡبٰ غۡضٰاأءٰ إِلِٰٓ يٰ وۡمِ ٱلۡقِيٰٓمٰةِ   ٱللَُّّ  وٰيٰسۡعٰوۡنٰ فِ  فٰأٰهٰاأٰطۡ  ل لِۡحٰرۡبِ  ار  نّٰ وۡقٰدُواْ أٰ مٰاأ لَّ كُ   ٱلۡعٰدٰٓ
 د  فٰسٰا ٱلْٰۡرۡضِ 

ُ لَٰ يُُِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينٰ وٰ  ا      ٦٤ٱللَّّ

Terjemahnya : 

“Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan 
merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang 
telah mereka katakan itu. (tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah 
terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. dan al-Qur’an yang 
diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah 
kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. dan Kami telah 
timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. 
Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka 
berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang 
membuat kerusakan.” (QS al-Ma>idah/5: 64).29 

Dan juga Allah berfirman: QS al-Nisa>’/4: 1. 

يٰ ُّهٰا ٱلنَّاسُ ٱت َّقُواْ رٰبَّكُمُ ٱلَّذِي هٰا وٰخٰلٰقٰ  دٰةوٰٓحِ  س  فۡ ن ن َّ م ِ م خٰلٰقٰكُ  يَأٰٓ  وٰبٰثَّ  وۡجٰهٰازٰ  مِن ۡ
هُمٰا إِنَّ ٱللَّّٰ كٰانٰ عٰلٰيۡكُمۡ  هِۦ وٰٱلْٰۡرۡحٰامٰ  بِ اأءٰلُونٰ ي تٰسٰ  ٱلَّذِ ٱللَّّٰ ٱت َّقُواْ وٰ  وٰنِسٰاأء    اكٰثِير    رجِٰالَ   مِن ۡ

    ١ اب  قِيرٰ 

                                                           

27 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 185. 

28 Al-Ragi>b al-As}faha>ni, Mufrada>t fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc., Kamus 

al-Qur’an, Jilid I, h. 301-304. 

29 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Hafalan Mudah, h. 118. 
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Terjemahnya : 

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya (Allah) menciptakan isterinya; dan 
dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”30 

Allah menjadikan banyak pada buah-buahan di surga jika dibandingkan 

keberadaannya dengan makanan-makanan yang ada di dunia, namun kata kas\i>ratun 

( رٰتُنْ ثِ كٰ  ي ْ ) dalam ayat tersebut tidaklah mengandung makna banyaknya jumlah saja, 

tetapi ia mengandung makna banyaknya keutamaan dan kebaikan yang ada pada 

buah-buahan itu. Disebutkan dalam sebuah kalimat ‘adadun kas \i>run ( رْ ثِ كٰ  ي ْ ) artinya 

jumlah yang banyak, bisa juga menggunakan kalimat ‘adadun kus\a>run ( رْ ث ٰ كٰ   عٰدٰدْ  ي ْ ). 

Dan kalimat ka>s\irun ( رْ كٰاثِ  ) artinya za>idun (tambahan). Kalimat rajulun ka>s\irun  

artinya orang yang banyak hartanya.  

Seorang penyair berkata: 

اٰلْعِزَّةُ للِْكٰاثِ وٰلٰسْ  هُمْ حٰصٰى وٰ إِنََّّ  رِ تُ بِلْْٰكْثٰرِ مِن ْ

Artinya:  

Dan kamu tidak lebih banyak dari mereka sedikitpun, karena sesungguhnya 

kemuliaan itu bagi orang yang banyak harta dan keutamaannya.  

Kata al-muka>s\aratu ( ةُ رٰ ث ٰ كٰامُ الْ  ) dan kata al-taka>s\uru artinya adalah berlomba-

lomba dalam memperbanyak harta dan kemuliaan.  

Kalimat fula>nun maks\u>run ( ور  ثُ مٰكْ  فُلَٰن   ) artinya si fulan dikalahkan dalam 

memperbanyak harta. Kata al-miks\a>run ( ار  ثٰ المكِْ  ) biasa digunakan untuk mengartikan 

orang yang banyak bicara. Sedangkan kata al-kas\aru ( رُ ث ٰ الكٰ  ) artinya adalah daging 

kurma yang paling lunak. Ada juga yang menceritakan bahwa daging kurma yang 

paling lunak adalah al-kas\ru ( رُ ث ْ الكٰ  ) (dengan huruf s\a disukunkan). Kemudian firman 

Allah yang berbunyi:  

 

                                                           

30 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Hafalan Mudah, h. 77. 
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نٰٓكٰ ٱلۡكٰوۡثٰ رٰ      ١إِنَّّأ أعٰۡطيٰ ۡ

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.”31 

Dikatakan bahwa maksud dari kata al-kaus\ara ( ٰالكٰوْثٰ ر) dalam ayat tersebut 

adalah sungai di surga yang melahirkan banyak cabang anak sungai. Ada juga yang 

berkata bahwa maksud al-kaus\ar ( ٰالكٰوْثٰ ر) dalam ayat di atas adalah kebaikan yang 

banyak, yang Allah swt. berikan kepada Nabi saw. Dan kata kaus\arun (  كٰوْثٰ ر) juga 

digunakan untuk mengartrikan orang yang dermawan. Dan disebutkan dalam sebuah 

kalimat takaus\ara al-syai’a ( ئٰ تٰكٰوْثٰ رٰ الشٰيْ  ) artinya sesuatu itu bertambah banyak tiada 

henti. 

g. ( َّفٰمٰن)32  

Kata al-mannu ( ُّالْمٰن) artinya adalah sesuatu yang ditimbang. Disebutkan 

manna wa manna>nun wa amna>nun (  مٰنَّ وٰ مٰنَّان  وٰ أمْٰنٰان) mungkin salah satu huruf nun 

 dan kata amna> u (مٰنٰا) <sehingga jadilah kata mana (ا) nya diganti dengan huruf alif (ن)

) Dan untuk sesuatu yang diukur atau ditakar dinamakan mamnu>nun .(أمْنٰاءُ ) ن  مَٰنُْ وْ  ) 

sebagaimana ia juga disebut dengan kata mauzu>nun (  مَوْزُوْن). Kata al-minnatu ( ةُ الْمِنَّ  ) 

artinya adalah nikmat yang besar, dan kata tersebut digunakan dalam dua bentuk 

penggunaan, yaitu:  

1) Dalam bentuk kata kerja, contohnya seperti kalimat manna fula>nun ‘ala> 

fula>nin (  فُلَٰن  عٰلٰى فُلَٰن) artinya si Fulan memberikan nikmat yang berat 

kepada si si Fulan. Mengenai contoh ini juga terdapat dalam QS al-

Nisa>’/4: 94 yang berbunyi:  

تُمۡ فِ سٰبِي يٰ ُّهٰا ٱلَّذِينٰ ءٰامٰنُ وأاْ إِذٰا ضٰرٰب ۡ لٰسۡتٰ  مٰنۡ ألٰۡقٰىأٓ إلِيٰۡكُمُ ٱلسَّلٰٓمٰ لِ واْ وٰلَٰ تٰ قُولُواْ فٰ تٰ بٰ ي َّنُ  للَِّّ لِ ٱيَأٰٓ
تٰ غُونٰ  ان  مُؤۡمِ  يٰا فٰعِندٰ ٱ عٰرٰضٰ  تٰ ب ۡ ن ۡ لِكٰ   ة  نُِِ كٰثِيرٰ مٰغٰا للَِّّ ٱلۡۡيٰٰ وٓةِ ٱلدُّ ن قٰ بۡلُ فٰمٰنَّ ٱللَُّّ عٰلٰيۡكُمۡ م ِ  كُنتُم  كٰذٰٓ

 إِنَّ ٱللَّّٰ 
 
 ٩٤ اكٰانٰ بِاٰ تٰ عۡمٰلُونٰ خٰبِير    فٰ تٰ بٰ ي َّنُ وأاْ

                                                           

31 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Hafalan Mudah, h. 602.  

32 Al-Ragi>b al-As}faha>ni, Mufrada>t fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc., Kamus 

al-Qur’an, Jilid I, h. 533. 
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Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, 
Maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang 
mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu 
membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, 
karena di sisi Allah ada harta yang banyak. begitu jugalah Keadaan kamu 
dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, Maka telitilah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”33 

Bentuk penggunaan kata al-mannu ( ُّالْمٰن) dalam jenis tersebut hanya 

berlaku bagi Allah swt. semata, karena Dia lah yang Maha Memberi 

Kenikmatan.  

2) Sedangkan jenis penggunaan kata al-mannu ( ُّالْمٰن) yang kedua adalah 

dalam bentuk ucapan (al-qaul), maksudnya adalah dengan berucap 

(mengaku bahwa saya) telah memberi nikmat, dan hal ini sangat buruk 

dilakukan oleh seorang manusia kecuali terhadap orang yang kufur 

nikmat, maka disebutkan juga sebuah istilah terhadap mereka iz\a> kufirat 

al-ni’matu h{asunati al-minnatu ( لْمِنَّةُ إِذٰا كُفِرٰتْ النِ عْنٰةُ حٰسُنٰةِ ا ) artinya, jika 

kenikmatan dikufuri (ingkari) maka pengucapan untuk mengungkit 

kenikmatan yang telah diberikan menjadi sebuah kebaikan. Firman-Nya 

dalam QS al-Hujura>t/49: 17 yang berbunyi:  

Kata al-minnatu ( ُالْمِنَّة) bagi mereka berarti adalah mengucapkan telah 

memberi nikmat, sedangkan kata al-minnatu ( ُالْمِنَّة) bagi Allah, berarti Dia 

telah memberikan kenikmatan-Nya, yaitu memberikan petunjuk-Nya 

sebagaimana yang sudah disebutkan.  

Hakikatnya kedua nama tersebut adalah satu jenis, adapun dinamakannya 

kenikmatan ini dengan kata al-mannu ( ُّالْمٰن) karena ia diberikan imtanna ( َّٰإِمْت) 
kepada mereka, sedangkan dinamakannya dengan kata al-salwa> (السَّلْوٰى) karena 

nikmat tersebut dapat menghibur dan menyenangkan bagi mereka.  

                                                           

33 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Hafalan Mudah, h. 93. 
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Kata man ( ْمٰن) digunakan untuk siapa yang berbicara (yang berakal) dan 

tidak digunakan untuk yang tidak berbicara (tidak berakal), kecuali jika 

penyebutannya digabungkan antara yang berakal dengan yang tidak berakal. 

h. ( ْر   34(الخبِٰي ْ

Kata al-Khabi>r ( ْر  Kata-kata yang .(خٰبٰ رٰ ) terambil dari akar kata khabara (الخبِٰي ْ

dirangkai oleh huruf-huruf kha, ba dan ra ini berkisar maknanya pada dua hal, yaitu 

pengetahuan dan kelemah-lembutan. Khabi>r ( ٰر  dari segi bahasa dapat berarti (خٰبِي ْ

‘yang mengetahui’ dan juga ‘tumbuhan yang lunak’. Sementara pakar berpendapat 

bahwa kata ini terambil dari kata khabartu al-Ard}a ( ضٰ رْ خٰبٰ رْتُ الَٰ  ) (membelah bumi) 

dan dari sini lahir pengertian “mengetahui” seakan-akan yang bersangkutan 

membahas sesuatu sampai dia membelah bumi untuk menemukannya. Pendapat ini 

sangat dipaksakan. Agaknya cukup dengan memperhatikan kata khabar yang 

mengandung informasi tentang sesuatu, untuk mneyatakan bahwa kata khabi>r  

mengandung makna mengetahui. Apalagi jika memperhatikan penggunaan kata 

tersebut dalam al-Qur’an yang terulang dalam berbagai bentuknya sebanyak 55 kali.  

Kata khabi>r ( ْر  digunakan untuk menunjuk siapa yang mendalami (خٰبِي ْ

masalah. Seorang pakar dalam bidangnya dinamai khabi>r, karena itu pula kata ini 

biasa digunakan untuk menunjuk pengetahuan yang mendalam dan sangat rinci 

menyangkut hal-hal yang tersembunyi.  

Menurut Imam Ghazali, al-Khabi>r adalah yang tidak tersembunyi bagi-Nya 

hal-hal yang sangat dalam dan yang disembunyikan, serta tidak terjadi sesuatupun 

dalam kerajaan-Nya di dunia maupun di alam raya kecuali diketahui-Nya; tidak 

bergerak satu z\arrah ( ٰذٰرَّة) atau diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang, kecuali 

ada berita di sisi-Nya. 

Terdapat perbedaan antara makna al-Khabi>r dan al-‘Ali>m ( ْالعٰلِيْم).  
                                                           

34 Al-Ragi>b al-As}faha>ni, Mufrada>t fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc., Kamus 

al-Qur’an, Jilid I, h. 614-616. 
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Al-‘Ali>m sebagai sifat Allah menunjuk kepada-Nya sebagai yang Maha 

Mengetahui tentang segala sesuatu, sedang al-Khabi>r  adalah Dia yang pengetahuan-

Nya menjangkau sesuatu yang diketahui. Di sini, penekanan sisi khabi>r-nya bukan 

pada subjek yang mengetahui tetapi pada objek yang diketahui itu.  

Dalam al-Qur’an, sifat khabi>r ada yang berdiri sendiri, ada juga yang 

dirangkaikan penyebutannya dengan sifat lain, seperti h}aki>m ( ْحٰكِيْم), lat}i>f (  لٰطِيْف), 
bas}i>r ( رْ بٰ  صِي ْ ), dan ‘ali>m ( ْعٰلِيْم). Terdapat tiga ayat dalam al-Qur’an yang merangkaikan 

sifat khabi>r dengan ‘ali>m. Konteks ketiganya dalah hal-hal yang mustahil, atau amat 

sangat sulit diketahui manusia.  

1) Tempat kematiannya:  

 تٰكۡسِبُ  مَّاذٰا سريِ نٰ فۡ وٰمٰا تٰدۡ  ٱلْٰۡرۡحٰامِ   مُ مٰا فِ يٰ عۡلٰ  وٰ  ٱلۡغٰيۡثٰ إِنَّ ٱللَّّٰ عِندٰهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعٰةِ وٰيُ نٰ ز لُِ 
 غٰد  
    ٣٤يُر  م  خٰبِ  عٰلِيٱللَّّٰ  إِنَّ  تَٰوُتُ   أرٰۡض بِِٰي ِ  نٰ فۡسُ   تٰدۡريِ وٰمٰا ا 

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari 
Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada 
dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa 
yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 
di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.” (QS Luqma>n/31: 34).35 

2) Kualitas kemuliaan dan takwa seseorang:  

يٰ ُّهٰا ٱلنَّاسُ   لتِٰ عٰ  وٰقٰ بٰاأئِلٰ  وب  شُعُ  نٰٓكُمۡ جٰعٰلۡ وٰ  ىٓ وٰأنُثٰ  ر  إِنَّّ خٰلٰقۡنٰٓكُم مِ ن ذكٰٰ  يَأٰٓ
 
رٰمٰكُمۡ عِندٰ أٰكۡ  إِنَّ  ارٰفُ وأاْ

 إِنَّ ٱللَّّٰ عٰلِيم  خٰبِير 
قٰىٓكُمۡ      ١٣ٱللَِّّ أتٰ ۡ

Terjemahnya : 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS al-
Hujura>t/49: 13).36 

3) Rahasia yang sangat dipendam. Dalam hal ini kasus pembicaraan rahasia 

antara para istri Nabi saw., ‘Aisyah dan Hafsah menyangkut sikap mereka 

                                                           

35 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Hafalan Mudah, h. 414. 

36 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Hafalan Mudah, h. 517. 



41 

 

kepada Rasul saw. yang lahir akibat kecemburuan mereka terhadap istri 

Nabi saw. yang lain. 

3. Asba>b al-Nuzu>l37 

Diriwayatkan oleh al-Bukha>ri>, al-Turmu>z\i>, Hakim dan lain-lain dari Ibnu 

Abbas ra., katanya: “Seorang laki-laki dari Bani Salim lewat di hadapan para 

sahabat Nabi saw. sambil menghalau kambingnya. Ia memberi salam kepada 

mereka, tetapi mereka mennjawab: “Ia memberi salam itu tidak lain hanyalah 

untuk melindungkan dirinya kepada kita”. Merekapun mendatanginya lalu 

membunuhnya, dan membawa kambing-kambingnya kepada Nabi saw. Maka 

turunlah ayat: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di 

jalan Allah ... sampai akhir ayat”. (QS al-Nisa>’/4: 94).  

Dijelaskan pula oleh al-Bazzar dari jalur lain melalui riwayat Ibnu Abbas, 

bahwa: “Rasulullah saw. mengirim suatu ekspedisi tentara yang di dalamnya 

terdapat Miqdad. Ketika mereka sampai pada tempat yang dituju, mereka dapati 

orang-orangnya telah bercerai-berai dan hanya tinggal seorang laki-laki dengan 

harta yang banyak. Kata laki-laki itu, asyhadu alla> ila>ha illalla>h. Tetapi Miqdad 

tetap membunuhnya, maka Nabi saw. bersabda: “Apa katamu nanti terhadap 

ucapan syahadatnya itu?” Dan kemudian turunlah ayat tersebut.  

Adapun yang dijelaskan oleh Ahmad, T{abrani dan lain-lain dari ‘Abdullah 

bin Abi Hudud al-Aslami, bahwa: “Kami dikirim oleh Rasulullah saw. bersama 

satu rombongan kaum muslim, di mana di dalamnya terdapat Abu Qatadah dan 

Mahlam bin Jusa>mah. Kebetulan lewatlah di hadapan kami Amir bin Adbat al-

Asyja’i, lalu ia memberi salam kepada kami. Tetapi Mahlam menyerangnya lalu 

membunuhnya. Dan ketika kami ampai di tempat Nabi saw. lalu menceritakan 

peristiwa itu, turunlah kepada kami ayat: “Hai orang-orang yang beriman, apabila 

                                                           

37 Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Shuyuthi, Tafsir Jalalain; Asba>bun Nuzul Ayat 

Surah al-Fa>tihah-Surah al-Isra>’, Jilid I (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1505), h. 412-413. 
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kamu pergi berperang di jalan Allah ... sampai akhir ayat. (QS al-Nisa>’/4: 94). 

Ibnu Jarir juga menjelaskan hal yang sama, melalui hadis dari Ibnu Umar.  

Dan diriwayatkan dari jalur S|a’labi, dari jalur Kalbi dari Abu S{alih dari 

Ibnu Abbas bahwa nama orang yang terbunuh itu ialah Mirdas bin Nuhaik dari 

warga Fadak, dan bahwa nama si pembunuhnya itu adalah Usamah bin Zaid, 

sedangkan nama pemimpin ekspedisi itu G{alib bin Fud}alah al-Lais\i. Ketika 

kaumnya telah kalah, tinggallah Mirdas seorang diri, lalu bermaksud ingin 

menyembunyikan kambingnya ke sebuah bukit. Maka ketika bertemu dengan 

kaum muslim itu, ia membaca la> ila>ha illalla>h Muh}ammadr Rasu>lulla>h dan 

Assala>mu ‘Alaykum.  Tetapi Usamah bin Zaid membunuhnya, dan ketika mereka 

telah kembali, turunlah ayat di atas (QS al-Nisa>’/4: 94). Ibnu Jarir juga 

menjelaskan hal yang sama dari jalur al-Suddi, sedangkan Abdun dari jalur 

Qatadah. 

Dari Ibnu Abi Hatim mengeluarkannya dari jalur Ibnu Luhai’ah, dari Abu 

Zubair, dari Jabir, bahwa: “Ayat berikut ini”Dan janganlah kamu katakan kepada 

orang yang mengucapkan salam kepadamu ...”  (QS al-Nisa>’/4: 94) diturunkan 

mengenai Mirdas, dan ia adalah salah seorang syahid yang baik.” 

Dan dijelaskan oleh Ibnu Mandah dari Juz’in bin Hadrajan berkata: 

“Saudara saya Miqdad berangkat menemui Nabi saw. sebagai seorang utusan dari 

Yaman. Kebetulan ia berjumpa dengan utusan Nabi saw., lalu berkata: “Saya ini 

seorang mukmin”. Tetapi mereka tidak mau menerimanya, sehingga 

membunuhnya. Berita itu sampai ke telinga saya, maka berangkatlah saya 

menghadap Rasulullah saw. lalu turunlah ayat ini: “Hai orang-orang yang 

beriman, jika kamu pergi berperang di jalan Allah, maka selidikilah lebih dahulu 

... (QS al-Nisa>’/4: 94) Maka Nabi saw. memberi saya diat dari saudara saya itu.”   

4. Mùnasabah Ayat 

Secara etimologi, kata munasabah berarti musyakalah yang berarti 

keserupaan dan muqarabah yang berarti kedekatan. Muna>sabah (مُنٰاسٰبٰة) 
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merupakan ism mas}dar dari kata na>saba ( ٰنّٰسٰب) yang berasal dari akar kata 

nasaba ( ٰنٰسٰب) yang bermakna menyambungkan antara satu dengan yang lain.38 

Menurut Ibnu al-‘Arabi dalam kamus al-Qur’an, munasabah merupakan 

keterikatan ayat-ayat al-Qur’an sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan 

yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Sedangkan 

menurut al-Zarkasyi, munasabah merupakan cara untuk mengaitkan bagian-

bagian permulaan ayat dan akhirnya, yaitu mengaitkan lafaz umum dan lafaz 

khusus atau hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab-akibat ‘illat dan 

ma’lul kemiripan ayat pertentangan dan sebagainya.39 

Muna>sabah jga dinamai rabi>tun karena dialah yang menghubungkan 

antara dua hal tersebut. Dalam ilmu tafsir atau ‘ulumul Qur’an, ilmu muna>sabah 

dipahami sebagai “kemiripan-kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu 

dalam al-Qur’an baik surah maupun ayat-ayatnya, yang menghubungkan uraian 

makna satu dengan yang lainnya.40 

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 yang lainnya. Hal ini dapat mencakup banyak ragam, di antaranya:  

a. Hubungan kata demi kata dalam satu ayat 

b. Hubungan ayat dengan ayat sesudahnya  

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. 

                                                           

38 Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Mu’jam Maqa>yis al-Lug}ah, Juz V (Mesir: 

Da>r al-Fikr, 1971), h. 423. 

39 Acep Hermawan, Ulumul Qur’an; Ilmu untuk Memahami Wahyu (Cet. I; Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 22.  

40 Al-Ima>m al-Suyu>t}i>, al-Itqa>n fi> ‘Ulu>mul Qur’a>n, Juz II (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), h. 

108. 



44 

 

Kedua: Hubungan makna satu ayat dengan ayat yang lain, misalnya 

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

dan lain-lain.41 

Pembahasan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama yang 

bernama Ima>m Abu> Bakr al-Naisa>bu>ri> atau Abu> Bakr ‘Abdulla>h ibn Muh}ammad 

Ziya>d al-Naisa>bu>ri> (w. 324 H). Kemudian dalam pertubuhannya terdapat dua 

aliran. Pertama, pihak yang mengatakan secara pasti adanya pertalian yang erat 

antar kalimat, ayat dan surah. Kelompok ini diwakili oleh Syaikh ‘Izz al-Di>n ibn 

‘Abd al-Sala>m atau ‘Abd al-‘Azi>z ibn ‘Abd al-Sala>m (w. 600 H). Kedua, pihak 

yang mengatakan bahwa muna>sabah  tidak ada dan tidak dibutuhkan, karena 

sebab peristiwa dalam al-Qur’an berlainan dengan yang lainnya karena al-Qur’an 

ditulis serta dibukukan secara tauqi>fi>.42 

Kendati diperselisihkan tentang ada atau tidaknya muna>sabah dalam al-

Qur’an, demikian juga adanya penilaian terhadap muna>sabah yang dikemukakan 

oleh seorang ulama, namun yang pasti adalah bahwa bahasan tentang masalah 

ini tetap diperlukan, bukan saja untuk menampik dugaan kekacauan sistematika 

perurutan ayat atau surah dalam al-Qur’an, tetapi juga untuk membantu 

memahami kandungan ayat.43 

Pada penelitian ini yang menjadi fokus muna>sabah ayat ini adalah 

muna>sabah ayat dengan ayat sebelumnya dan begitupun dengan ayat setelahnya. 

a. Munasabah dengan ayat sebelumnya 

Ayat sebelum QS al-Nisa>’/4: 94 berbicara tentang orang-orang lain yang 

memerangi, bahkan membunuh siapa pun yang mengucapkan salam. Kem=lompok 

                                                           

41 M. Quraish Shihhab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda 

Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur’an (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 243-244.  

42 Yusu>f al-Qard}awi, Kaifa Nata’a>mal ma’a al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, terj. Abdul Hayyie al-

Qattani, Bagaimana Berinteraksi dengan al-Qur’an (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 186. 

43 M. Quraish Shihhab, Tafsi>r al-Mis}bah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Juz XI, h. 

252.  
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ayat ini memulai uraiannya dengan syafa’at, yaitu upaya melakukan perantaraan dan 

tentang ucapan salam dan penghormatan.44 Pembunuhan terhadap orang mukmin 

dengan sengaja ini tidak hanya sebagai kejahatan pembunuhan terhadap jiwa 

manusia semata, tanpa hak, tetapi juga merupakan kejahatan pembunuhan terhadap 

jalinan mulia yang penuh kasih sayang lagi terhormat, yang diciptakan Allah antara 

seorang muslim dan muslim lainnya. Sungguh tindakan ini merupakan pengingkaran 

terhadap iman dan akidah itu sendiri.45 

Membunuh secara sengaja adalah dosa yang paling besar. Dia termasuk dalam 

tujuh dosa besar. Dosa yang paling besar sekali adalah mempersekutukan Allah 

dengan yang lain. Di bawah itu adalah dosa membunuh. Pada ayat ini dijelaskan 

mengenai pembunuhan dengan sengaja, diancam dengan empat ancaman besar. 

Pertama, kekal dalam neraka Jahannam. Kedua, ditimpa oleh Allah dengan 

kemurkanan-Nya. Ketiga, dilaknat atau dikutuk hidupnya. Keempat, disediakan lagi 

siksaan yang besar baginya. Tidak ada dosa lain yang diancam dengan ancaman 

sampai 4 macam itu, melainkan dosa membunuh orang mukmin inilah. Ancaman 

yang sampai 4 macam itu hanya bertemu terhadap membunuh mukmin dengan 

sengaja.46 

Kemudian pada QS al-Nisa>’/4: 94 merupakan penjelasan atas salah satu 

bentuk dari jenis pembunuhan tersalah. Ayat sebelumnya menerangkan pembunuhan 

tersalah yang terjadi di tengah berkecamuknya perang antara kaum muslimin dan 

kaum musyrikin. Adapun ayat ini menjelaskan kemungkinan pembunuhan tersalah 

yang terjadi karena kaum muslimin dengan tergesa-gesa, memvonis suatu kaum atau 

seseorang adalah kafir lalu membunuhnya. Menurut al-Qurthubi, ayat ini 

                                                           

44 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishba}h; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, h. 534. 

45 Sayyid Qut}b, Tafsir Fi> Z{ila>lil Qur’an, terj. As’ad Yasin, dkk., Juz V, h. 53. 

46 Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 401-402. 
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berhubungan langsung dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan pembunuhan 

dan jihad.47 

b. Munasabah dengan ayat sesudahnya  

Ayat setelahnya yaitu QS al-Nisa>’/4: 95 menjelaskan tentang tingkatan-

tingkatan manusia dalam keikutsertaan berjihad, menjelaskan perbedaan antara 

orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena udzur. Tidaklah sama antara 

orang yang tidak ikut serta berjihad di jalan Allah, yang bukan orang-orang yang 

punya udzur dari kaum mukminin, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah 

dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka. Allah memberikan keutamaan bagi orang-

orang yang berjihad atas orang-orang yang tinggal tidak berjihad, dan mengangkat 

kedudukan mereka ke derajat yang tinggi di surga. Dan sesungguhnya Allah telah 

menjanjikan surga kepada masing-masing dari orang-orang yang berjihad dengan 

harta dan jiwa mereka, dan orang-orang yang duduk (tidak berjihad) dari orang-orang 

yang mempunyai udzur, lantaran apa yang telah mereka kerahkan dan korbankan di 

jalan kebenaran. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang 

yang duduk (tidak berjihad) dengan pahala yang besar.48 

5. Tafsiran Ayat 

Muslim dalam seluruh putusan, perkiraan, dugaan, hal ihwal dan 

mendengarkan berita adalah laksana hakim yang berwibawa. Tidak terburu-buru 

menuduh dan tidak membenarkan semua berita. Sabar dalam memahami segala 

sesuatu dengan akal dan mata hati yang sadar dan tajam, baik saat berinteraksi 

dengan pihak musuh saat perang, atau saat berinteraksi dengan sesama saudara di 

dalam negeri. Al-Qur’an mengingatkan akan pentingnya bersikap waspada dalam 

kedua kondisi tersebut, agar mukmin menjadi tempat yang dipercaya, dihargai, 

dimuliakan dan diagungkan. Allah swt. berfirman seraya menjelaskan pentingnya 

                                                           

47 Wahbah al-Zuhaili, Tafsi>r al-Muni>r, jilid III (Cet. X; Damaskus: Da>r al-Fikr, 2009), h. 216. 

48 Shalih bin Muhammad Alu al-Syaikh, al-Tafsir al-Muyassar, terj. Muhammad Ashim Lc., 

dan Izzudin Karimi, Lc., Tafsir Muyassar I; Memahami al-Qur’an dengan Terjemahan dan Penafsiran 

Paling Mudah, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2016),  h. 278. 
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verifikasi dalam memutuskan suatu hukum terhadap oknum-oknum musuh, baik 

yang beriman atau yang kafir, baik dalam kondisi damai atau perang.49 

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya 

serta melaksanakan syari’at-Nya, bila kalian berjalan keluar di muka bumi untuk 

berjihad di jalan Allah, maka jadilah kalian orang-orang yang bersikap 

berdasarkan bukti nyata dalam perkara yang akan kalian perbuat atau perkara 

yang kalian tinggalkan. Dan janganlah kalian menafikan keimanan dari orang 

yang tampak pada dirinya secara lahir, sesuatu yang merupakan tanda keislaman, 

dan tidak memerangi kalian, sebab ada kemungkinan dia seorang mukmin yang 

menyembunyikan keimanannya, demi mencari kesenangan kehidupan dunia 

dengan sikap tersebut.50 

Dan janganlah kamu katakan kepada orang yang memberi salam kepada 

kamu, Engkau bukan orang mukmin!’” Apabila orang telah mengucapkan salam, 

tandanya dia meminta damai, engkau perangi juga. Padahal maksud Islam 

bukanlah berperang semata berperang, melainkan mengutamakan damai. Terlebih 

lagi kalau dia mengucapkan, dia orang Islam. Orang yang telah mengucapkan itu 

jangan kamu katakan bahwa dia tidak Islam. Janganlah kamu mengatakan bahwa 

dia mengucapkan itu hanya dengan mulutnya saja, sedang hatinya tidak Islam. 

Engkau tidaklah dapat mengetahui apa yang ada di dalam ahti seseorang.51 

Abu Ubaidah sependapat dengan kata al-sala>m, sedangkan ahl naz}ar 

menyelisihinya, mereka berkata, “al-salam di sini lebih tepat karena bermakna 

tunduk dan pasrah”. Maksudnya, janganlah kalian mengatakan kepada orang yang 

                                                           

49 Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Wasith, terj. Muhtadi, dkk., Tafsir al-Wasith, Jilid I (Cet. I; 

Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 325. 

50 Shalih bin Muhammad Alu al-Syaikh, al-Tafsir al-Muyassar, terj. Muhammad Ashim Lc., 

dan Izzudin Karimi, Lc., Tafsir Muyassar I; Memahami al-Qur’an dengan Terjemahan dan Penafsiran 

Paling Mudah, Jilid I, h. 278. 

51 Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid II, h. 404. 



48 

 

mengulurkan tangannya kepada kalian dan menyatakan pasrah, “Engkau bukan 

mukmin.” Jadi, al-salam dan al-sala>m maknanya adalah pasrah.  

Kata al-sala>m (السَّلَٰم) dalam tafsir al-Muni>r diartikan sebagai 

penghormatan, atau menyerah, atau tunduk dengan menyebutkan kalimat 

syahadat yang merupakan tanda seseorang telah memeluk agama Islam.52 Ada 

juga yang mengatakan bahwa keduanya bermakna Islam, yaitu janganlah kalian 

mengatakan kepada orang yang menyatakan Islam kepada kalian, yaitu kalimat 

syahadat, “Engkau bukan mukmin.” Maksud dari ayat ini adalah melarang kaum 

muslimin meremehkan perkataan orang kafir yang menunjukkan keislaman, 

dengan berkata, “Dia menyatakan itu hanya untuk melindungi diri.”53 

“Karena kamu mengharapkan kehidupan dunia.” Ini adalah celaan yang 

keras tetapi dilakukan dengan cara halus oleh Allah. Yaitu jangan kamu terburu-

buru membunuh orang yang telah mengucapkan salam kepadamu lalu 

menuduhnya belum Islam karena kamu mengharapkan dengan sebab kematiannya 

itu hendak merampas harta bendanya. Sebab di dalam peperangan halal 

mengambil harta rampasan kepunyaan musuh (g{animah). Janganlah sampai kamu 

terburu-buru menghilangkan jiwa karena mengharapkan harta rampasan, karena 

harta hanyalah kekayaan sementara dunia ini saja. Dia tidak akan kekal; yang 

kekal hanyalah takwa dan amal shaleh. “Padahal di sisi Allah-lah harta yang 

banyak.” Tidak saja dari rampasan perang kamu akan mendapat harta (g{animah), 

Allah dapat membukakan lagi banyak pintu lain sebagai sumber dari harta itu, 

yang akan kamu dapat dengan usaha bersungguh-sungguh.54 

“Begitu jugalah keadaan kamu dahulu”. Maksud dari kalimat ini adalah 

kondisi yang sama saat awal-awal kamu memeluk agama Islam, yaitu saat keluar 

                                                           

52 Wahbah al-Zuhaili, Tafsi>r al-Muni>r, Jilid III, h. 214. 

53 Imam al-Syaukani, Fath}ul Qadi>r, terj. Sayyid Ibrahim, Tafsir Fathul Qadir, Jilid III 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 42-43. 

54 Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid II, h. 405. 
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dari mulutmu ucapan syahadat, jiwa dan hartamu terlindungi. Tidak perlu 

mennunggu, kepastian ucapanmu itu telah merasuk ke dalam lubuk hati yang 

paling dalam.55  

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah “seperti kondisi orang 

yang telah kam bunuh, padahal ia telah memberikan penghormatan kepada kamu, 

karena menyembunyikan agamanya dari kaumnya dan merasa takut kepada 

mereka, sama seperti kamu dahulu. Pada riwayat Ibnu Juraij mengatakan bahwa 

menyembunyikan iman kamu sama seperti yang dilakukan si penggembala yang 

menyembunyikan imannya dari kaumnya. Kemudian dalam riwayat Sa’id bin 

Jubair mengatakan bahwa menyembunyikan iman kamu dari kaum musyrik.56 

Abu Ja’far berkata: Dua pendapat yang paling tepat dalam mena’wilkan 

ayat ini adalah yang mengatakan bahwa maksudnya adalah “seperti keadaan kamu 

dahulu, menyembunyikan imanmu dari kaum musyrik, pada saat kamu masih 

tinggal di tengah-tengah mereka. Begitu juga dengan kondisi yang telah kamu 

bunuh, yang masih tinggal di tengah-tengah kaumnya yang masih musyrik, 

menyembunyikan agamanya dari mereka. Pendapat inilah yang tepat, karena 

Allah telah mencela orang-orang yang membunuh orang-orang yang telah 

beriman, yang bertemu dengan mu dengan mengucapkan salam, kemudian ia tidak 

diqishash lantaran samarnya keadaan orang yang dibunuh itu, apakah ia seorang 

muslim atau kafir, dan dugaan mereka yaitu orang tersebut mengucapkan kalimat 

tersebut hanya untuk melindungi diri.57 

Kata fatabayyanu> (فٰ تٰ بٰ ي َّنُ وْا) “maka telitilah” adalah ancaman kedua dari 

Allah.58 Setelah peringatan Allah ini disampaikan, diulangilah kembali peringatan 

                                                           

55 Wahbah al-Zuhaili, Tafsi>r al-Muni>r, Jilid III, h.  217. 

56 Abu Ja’far Muhammad bin Jari>r al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l a>y al-Qur’an, terj. 

Ahsan Askan, Tafsir al-T{abari> (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 547. 

57 Abu Ja’far Muhammad bin Jari>r al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l a>y al-Qur’an, terj. 

Ahsan Askan, Tafsir al-T{abari>, h. 548. 

58 Imam al-Syaukani, Fath}ul Qadi>r, terj. Sayyid Ibrahim, Tafsir Fathul Qadir, Jilid III, h. 47. 
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di permulaan ayat, “sebab itu telitilah”. Jangan terburu-buru, selidikilah dan 

perjelaslah sebelum melakukan pembunuhan. Apabila telah datang seseorang 

mengucapkan salam atau mengucapkan kalimat syahadat, jangan langsung 

dibunuh. Karena di tanah Arab, yang belum menyatakan tunduk kepada 

Rasulullah saw. memang terdapat yang telah Islam dengan sembunyi-sembunyi.59 

Sesungguhnya Allah swt. Maha Teliti atas semua perbuatanmu, Maha 

Mengetahui atas semua keadaanmu, termasuk keadaan yang ada dalam hati 

berupa niatmu.pada akhir ayat ini penting sekali untuk memberi peringatan, 

jangan sampai terjadi pergolakan hawa nafsu, menginginkan harta rampasan 

dengan alasan yang dicari-cari untuk membunuh seseorang yang telah 

mengucapkan salam. Karena meskipun terucap “aku tidak tahu”, namun hakikat 

yang sebenarnya Allah lebih tahu. Jika dalam jiwa manusia tersimpan maksud 

membunuh hanya karena mengharapkan harta rampasan, manusia bisa 

mendapatkan dosa yang amat besar sebagaimana yang telah diperingatkan pada 

ayat sebelumnya, yaitu membunuh orang mukmin dengan sengaja, lalu diancam 

dengan empat ancaman yang besar, yaitu kekal dalam neraka Jahannam, mendapat 

kemurkaan yang besar dari Allah, dilaknat oleh Allah, dan akan mendapat siksaan 

yang amat besar.60  

                                                           

59 Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid II, h. 405.  

60 Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid II, h. 406. 
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BAB IV 

KETELITIAN DALAM QS AL-NISA<’/4: 94 

A. Ketelitian dalam al-Qur’an 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penelitian diartikan sebagai 

pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan; kata penyelidikan diartikan sebagai 

pemeriksaan atau pengusutan, dan kata menyelidiki berarti memeriksa dengan teliti, 

mengusut dengan cermat, atau menelaah (mempelajari) dengan sungguh-sungguh. 

Dengan pengertian demikian maka kata penelitian dan penyelidikan dianggap 

bersinonim. Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu 

atau masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah dan 

mempelajari secara cermat dan bersungguh-sungguh). Sehingga diperoleh sesuatu 

(seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan sebagainya).1 

Kata teliti dalam al-Qur’an disebut dengan kata tabayyun. Tabayyun berasal 

dari kata ba>na – baya>nan – wa tibya>nan yang artinya tampak, jelas dan terang.2 Dari 

segi bahasa, kata tabayyun sebagai mas}dar dari kata tabayyana. Singkatnya, secara 

bahasa tabayyun diartikan mencari kejelasan terhadap sesuatu sampai mendapatkan 

kebenaran atau kejelasan.3 

Menurut al-Qurthubi dalam tafsirnya, fatabayyanu> diambil dari kata al-

tas\abut. Adapun yang lain, mereka membaca firman Allah itu dengan kata 

fatabayyanu> diambil dari kata al-tabyin.4 Menurut Gus Dur dalam bukunya yang 

                                                           

1 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Jakarta: Bumi Kasara, 2004), h. 3. 

2 Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), h. 47.  

3 Majduddin al-Fairuzabadi, al-Qamus al-Muhi>t} (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), h. 

1192. 

4 Syaikh Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 27. 
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berjudul “Tabayyun Gus Dur”, tabayyun adalah menjernihkan dan memperjelas suatu 

perkara atau asal-muasal suatu peristiwa sebelum berdebat dalam berselisih paham.5 

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam memahami tabayyun secara 

tematik, yaitu sebagai berikut:6 

1. Muhammad Ma’sum menjelaskan bahwa kata tabayyana sebagai sesuatu 

yang nyata atau meminta terhadap kejelasan tertentu. 

2. Dalam al-Mu’jam al-Wasi>t} menjelaskan bahwa kata tabayyana berarti 

tampak dan menjadi jelas. Konteks kalimatnya sebagai aktivitas yang 

memikirkan sesuatu untuk menjadi jelas atau berarti tidak tergesa-gesa. 

Dapat diambil pernyataan bahwa kata tabayyun dari konteks bahasa, bermakna 

jelas atau nyata (kata kerja intransitif) dan aktivitas untuk mendapatkan kejelasan dan 

mencari tanda (kata kerja transitif). Berbeda dengan kata tabayyun dalam konteks 

istilah berdasarkan beberapa pendapat, seperti:  

1. Thohir Luth menjelaskan tabayyun  sebagai bentuk klarifikasi terhadap 

kejadian, berita, atau peristiwa tertentu melalui pelaku (seseorang). 

Tujuannya untuk mendapatkan kebenaran dalam informasi tersebut. 

2. Mawardi Siregar mendefinisikan tabayyun sebagai selektifitas untuk 

mendapatkan berita atau informasi secara hati-hati, tidak tergesa-gesa, dan 

diputuskan kebenarannya.7 

3. M. Zuhdi Zaini memaknai tabayyun sebagai menyeleksi berita untuk 

memutuskan masalah dalam konteks sosial, politik , dan lainnya. 

4. Kaserun A. S.  Rahman sebagai penyusun Kamus Modern Arab-Indonesia 

Al-Kamal menyebutkan tabayyun dengan penelitian. Menurutnya 

                                                           

5 Gus Dur, Tabayyun Gus Dur  (Yogyakarta: Ikis, 1998), h. 14.  

6 Ahmad Fauzi Maldini, “Makna Tabayyun dalam Konteks Modern; Kajian Penafsiran al-

Hujurat Ayat 6 Menurut Mutawalli al-Sya’rawi dan Quraish Shihhab, Skripsi (Jakarta: Fak. 

Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 12. 

7 Mawardi Siregar, Tafsir Tematik Tentang Seleksi Informasi, Jurnal At-Tibyan, Volume 2, 

Nomor 1, Januari 2017, hal. 152. 
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tabayyun merupakan kegiatan penelitian untuk mencari informasi secara 

hati-hati. Tujuannya untuk mendapatkan berbagai fakta dalam rangka 

menguji kebenaran.8 

Tabayyun itu sendiri secara bahasa bermakna mencari kejelasan tentang 

sesuatu hingga dapat dibuktikan kejelasan dan kebenaran tentang suatu keadaan. 

Sedangkan secara istilah, tabayyun adalah meneliti dan menyeleksi kembali, tidak 

tergesa-gesa dalam memutuskan suatu masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan dan 

sebagainya sampai permasalahan tersebut menjadi jelas.9 

Mengacu pada beberapa pernyataan di atas dapat dinyatakan tabayyun secara 

istilah sebagai penyelidikan atau seleksi imformasi secara hati-hati untuk menentukan 

kebaikan, hukum, dan kebijakan. 

B. Ketelitian dalam mengambil suatu keputusan pidana  

Menurut hukum Islam, terdapat dua kata mengenai istilah tindak pidana, yaitu 

jinayah dan jarimah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti 

perbuatan pidana atau tindak pidana.10 Secara etimologis, jarimah berasal dari kata 

jarama-yajrimu-jarimatan. Makna asli dari kata jarama adalah al-jarmu ( رْمَ الجَْ ) yang 

berarti memotong dari pohonnya. Sedangkan yang dimaksud dengan al-jara>matu 

 adalah kurma jelek yang dipotong dari pohonnya. Bentuk dari kata jara>matun (الجْرجامجةَ )

 .yang berarti rongsokan (الن ُّفجايجةَ ) ini sama dengan bentuk kata al-nufa>yatu (ججرجامجةَ )

Kemudian, kata tersebut dipinjam untuk setiap perbuatan yang tidak disukai. Dan 

dalam perkataan umum masyarakat Arab, ia hampir tidak pernah diucapkan untuk hal-

                                                           

8 Kaserun A. S. Rahman, Kamus Modern Indonesia-Arab Al-Kamal, (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 2010), hal. 188. 

9 Brian Rafsanjani, “Sikap Tabayyun dalam al-Qur’an Menurut Mufassir dan Kontekstualisasi 

pada Problematika Pemberitaan Media Sosial, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), h. 20. 

10 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kencana, 2019), h. 1.  
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hal yang terpuji. Bentuk mashdarnya adalah jarmun ( َرْم  yang berarti perbuatan (جج

kriminal.11 

Dalam fiqh Jinayah, istilah sanksi juga dikenal dengan istilah “hukuman” atau 

“uqubah”.12 Hukuman merupakan balasan yang ditentukan oleh syari’at Islam 

terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman tersebut 

ditetapkan demi maslahat atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, 

keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya.13  

Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai 

pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’ dengan tujuan untuk 

memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi 

kepentingan individu.14 

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana 

Islam terbagi atas dua bagian, yaitu:  

1. Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk 

qis}as} dan diyat yang tercantum di dalam al-Qur’an dan hadis atau biasa disebut 

dengan hudu>d.  

2. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang biasa 

disebut hukuman ta’zir. Jarimah ta’zir adalah perbuatan pidana yang bentuk 

dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran 

kepada pelakunya.15 

                                                           

11 Al-Ragi>b al-As}faha>ni, Mufrada>t fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc., Kamus 

al-Qur’an, Jilid I (Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017), h. 384. 

12 Ramiyanto¸Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana Ditinjau dari 

Fiqh Jinayah, Skripsi (Palembang: Fak. Syari’ah IAIN Raden Fatah), h. 31. 

13 Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susila, Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif 

(Yogyakarta: Lab. Hukum FH UII, 2008), h. 6.  

14 Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta: Rajawali 

Pres, 2000), h. 25.  

15 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2014), h. 13.  
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Jika ditinjau dari segi niatnya, jarimah dapat dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu:16 

1. Jarimah sengaja, yaitu jarimah yang pelakunya sengaja melakukan 

perbuatannya, sedang ia mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang. Dari 

definisi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus 

dipenuhi oleh tiga unsur, yaitu: kesengajaan, kehendak yang bebas dalam 

melakukannya, dan unsur pengetahuan. Apabila salah satu dari ketiga unsur 

tersebut tidak ada, maka perbuatan tersebut termasuk kepada jarimah yang 

tidak disengaja.  

2. Jarimah tidak sengaja, yaitu tindakan untuk mengerjakan perbuatan yang 

dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat 

kekeliruannya. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa kelalaian 

(kesalahan) dari pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak 

sengaja ini.  

Ayat yang dibahas oleh peneliti, yaitu dalam QS al-Nisa>’/4: 94 menjelaskan 

mengenai pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan oleh kaum muslimin pada zaman 

dahulu kala. Hal ini berhubungan dengan pembahasan mengenai fiqh jinayah, yaitu 

tentang jarimah yang tidak disengaja, karena pelaku yang merupakan kaum muslimin 

yang membunuh sesama muslim karena kelalaian atau kekeliruan dalam mengambil 

suatu tindakan.  

 

 

                                                           

16 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 13. 
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C. Metode ketelitian dalam Islam17  

Ketelitian atau tabayyun sebagai proses mencari kebenaran dan banyaknya 

informasi atau data yang sudah tersebar sebagai di lapangan. Nantinya umat muslim 

akan memutuskan berita yang dapat dikatakan valid atau tidak valid. Islam sendiri 

memiliki beberapa cara tabayyun melalui riset, sebagai berikut: 

1. Riset Bayani 

Pencarian informasi atau fakta yang berkaitan dengan fenomena alam 

melalui pola dan prosesnya. Bentuk ini melihat bagaimana makhluk hidup 

atau proses alam tertentu dapat terjadi dengan penyebab tertentu. 

2. Riset Istira’i 

Pencarian fakta yang mengacu pada pola kebudayaan, adat istiadat, dan 

kebiasaan di masyarakat. Biasanya ini dikenal dengan penelitian sosial. 

3. Riset Jadali 

Tujuan pencarian ini untuk mendapatkan esensi kebenaran yang bersumber 

dan pikiran manusia atau rasionalitas. Penggunaan ilmu mantiq dan filsafat 

dibutuhkan dalam riset jadali. 

4. Riset Burhani 

Pencarian dalam bentuk eksperimen atau percobaan tertentu melalui 

pemeriksaan laboratorium. 

5. Riset Irfani  

Pencarian yang dikhususkan untuk mempelajari esensi ilmu Islam. 

Nantinya akan menghasilkan ilmu tasawuf. 

D. Manfaat ketelitian dalam kehidupan  

Manfaat ketelitian atau tabayyun sangat penting untuk menyikapi banyaknya 

informasi atau fakta yang beredar di masyarakat luas. Allah swt. memerintahkan 

kepada umat Islam untuk tidak mengikuti segala berita atau informasi yang 

diketahui secara jelas. Hal tersebut disebabkan segala sesuatu yang keluar dari 

                                                           

17 Siti Aminah, Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir, (semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), h. 15. 
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mulut manusia akan dipertanggung jawabkan di depan Allah swt.18 Kata tabayyun 

dalam artinya memiliki beberapa manfaat, sebagai berikut : 

1. Tidak terburu-buru ketika mendapatkan berita 

2. Tidak melakukan penuduhan kepada pihak lain 

3. Tidak ada pertumpahan darah 

4. Menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat 

5. Tidak ada kesalah pahaman19 

6. Tidak melakukan penyebaran terkait berita atau informasi tanpa adanya 

kebenaran yang pasti. 

7. Memastikan bahwa informasi atau data bersifat akurat dan valid. 

8. Terhindar dari kebohongan dan dosa besar sebab tidak ikut serta dalam 

menyebarkan kepalsuan atau hoax.20 

Islam menegaskan kepada umat muslim untuk mencari kebenaran dalam 

memberikan informasi. Jika tidak mengetahuinya maka jawablah tidak tahu atau 

bukan pada bidangnya. Ini pernah terjadi ketika nabi Muhammad saw. ditanya terkait 

masalah pertanian namun beliau menjawab “kalian lebih mengetahui urusan dunia 

kalian (dari pada aku) “. Begitupun saksi janganlah tidak berani atau enggan untuk 

menunjukkan kebenaran, maka kalian akan mendapatkan dosa.21 

Dalam al-Qur’an terdapat beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk 

menerapkan metodologi tabayyun, yaitu: 

1. Mengembalikan permasalahan tertentu kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. 

2. Memberikan pertanyaan kepada pemberi informasi utama. 

3. Meneliti atau memeriksa kembali secara berkelanjutan. 

                                                           

18 Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur al-Ansari, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, 2005), hal. 660.  

19 Siti Aminah, Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hal. 5. 

20 Mawardi Siregar, Tafsir Tematik tentang Seleksi Informasi, Jurnal at-Tibyan, vol. 2, no. 1, 

Januari 2017, h. 145.  

21 M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hal. 360. 
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4. Melakukan pemeriksaan secara khusus dengan pengamatan secara 

mendalam atau penyelidikan. 

5. Melakukan pertemuan secara langsung dengan pihak terkait informasi yang 

sudah tersebar.22 

Quraish Shihab menjelaskan tabayyun sebagai pemilahan terhadap berbagai 

berita penting terkait kebenaran atau tidaknya. Umat muslim tidak diwajibkan untuk 

mendapatkan kebenaran dari suatu informasi yang bersifat tidak penting atau masih 

diragukan. Begitupun dalam kehidupan manusia yang ditandai beragam interaksi antar 

individu harus dilakukan dengan jelas. Hal tersebut tidak lepas dari kekurangan 

manusia terbatas dalam menjangkau informasi yang begitu luas.23  

Realitas ini tidak lepas dari arus globalisasi yang ditandai dengan adanya 

kebebasan dalam menyebarkan informasi. Bersamaan dengan itu akan berkembang 

juga isu atau informasi yang tidak valid atau tidak benar. 

  

 

                                                           

22 Siti Aminah, Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir, h. 10. 

23 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lenteran Hati, 2009), h. 588. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Ketelitian dalam al-Qur’an disebut dengan kata tabayyun. Tabayyun berasal 

dari kata ba>na – baya>nan – wa tibya>nan ( نا  ياانًً  –ب اياانً  –بَا وا تبِ ْ ) yang artinya 

tampak, jelas dan terang. Dari segi bahasa, kata tabayyun sebagai mas}dar dari 

kata tabayyana. Singkatnya, secara bahasa tabayyun diartikan mencari 

kejelasan terhadap sesuatu sam[ai mendapatkan kebenaran atau kejelasan. 

Menurut al-Qurthubi dalam tafsirnya, fatabayyanu> diambil dari kata al-

tas\abut. Adapun yang lain, mereka membaca firman Allah itu dengan kata 

fatabayyanu> (نُ وْا ي َّ ب ا بْيِيْ ) diambil dari kata al-tabyin (ف ات ا  Menurut Gus Dur .(الت َّ

dalam bukunya yang berjudul “Tabayyun Gus Dur”, tabayyun adalah 

menjernihkan dan memperjelas suatu perkara atau asal-muasal suatu peristiwa 

sebelum berdebat dalam berselisih paham. 

2. Islam memiliki beberapa cara dalam bertindak teliti tabayyun melalui riset, 

sebagai berikut: 

a. Riset Bayani 

b. Riset Istira’i 

c. Riset Jadali 

d. Riset Burhani 

e. Riset Irfani  

3. Kata ketelitian atau tabayyun dalam artinya memiliki beberapa manfaat, 

sebagai berikut : 

a. Tidak terburu-buru ketika mendapatkan berita 

b. Tidak melakukan penuduhan kepada pihak lain 

c. Tidak ada pertumpahan darah 

d. Menciptakan kedamaian dalam kehidpan bermasyarakat 

e. Tidak ada kesalah pahaman 
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B. Implikasi 

Secara umum, penelitian ini sebagai langkah untuk lebih mengetahui dan memahami 

mengenai ketelitian atau tabayyun beserta ruang lingkupnya. Ketelitian dapat tergambar 

dalam QS al-Nisa>’/4: 94 yang menjelaskan mengenai pembunuhan yang dilakukan pada orang 

yang salah, atau pembunuhan yang dilakukan kepada seorang muslim, oleh karenanya ayat 

tersebut memerintahkan agar lebih teliti dalam mengambil suatu tindakan. Ayat ini 

menyebutkan kata tabayyun sebanyak dua kali, hal tersebut karena Allah memberikan 

penekanan kepada kata teliti, agar mengutamakan ketelitian dalam hal apapun, terutama 

dalam mengambil suatu tindakan. Penulis menyadari bahwa pembahasan tentang ketelitian  

sangat luas, namun hanya sebagian kecil yang mampu penulis kumpulkan dalam kajian ini, 

mudah-mudahan pada masa mendatang bagi mereka yang berminat membahas masalah ini 

agar dikembangkan dan diperluas lagi pembahasannya dalam kajian yang lebih sempurna agar 

menjadi sebuah konsep yang praktis, khususnya pembahasan mengenai ketelitian dalam al-

Qur’an. Mudah-mudahan Allah swt. senantiasa memberi kesehatan kepada hamba-hamba-Nya 

dan menerima usaha ini sebagai sebuah amal ibadah yang diterima di sisi-Nya. A<mi<n.  
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