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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

 ṡa ṡ es (dengan titik atas) ث

 jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

  żal Ż zet (dengan titik 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 bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge 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
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di 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. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
 

Tanda  Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A اَ 

 kasrah I I اِ 

 d}ammah U U اُ 

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 ـىَْ 

 fath}ah danwau Au a dan u ـوَْ 

Contoh: 

 kaifa :   كَيْفَ 

 haula :   هَوْلَ 

3.  Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 

Harakat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 
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ى َ … |  fath}ah dan alif  atau  ا َ... 

ya>, 

a> a dan garis di atas 

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

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ـوُ

Contoh: 

 ma>ta :       مَاتَ 

  <rama :         رَمَى

 qi>la :  قيِْلَ 

 yamu>tu :     يمَُوْت

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 kata ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l :     رَوْضَةُ الْأطَْفاَلِ 

 al-madi>nah al-fad}i>lah :       الْمَدِيْنةَُ الْفاَضِلةَُ 

 al-h}ikmah :            الْحِكْمَةُ 

5.  Syaddah (Tasydi>d) 

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

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

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  
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 <rabbana :          رَبهناَ

يْناَ  najjai>na :         نَجه

 al-h}aqqu :       الْحَق  

مَ   nu‘‘ima :        نعُ ِ

 aduwwun‘ :  عَدوُ  

Jika huruf ى ber-tasydid diakhir  sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah  (

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

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :       عَلِي  

 Arabi> (bukan ‘Arabyy atau ‘Araby)‘ :         عَرَبيِ  

6.  Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam 

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, 

al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشهمْسُ 

لْزَلةَُ   al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزه

 al-falsafah : الَْفلَْسَفةَُ 

 al-bala>du : الَْبلََادُ 

7.  Hamzah 

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

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 
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 ta’muru>na : تأَمُْرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنهوْعُ 

 syai’un : شَيْءُ 

 umirtu : أمُِرْتُ 

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 diatas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9.  Lafaz} 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: 

 di>nulla>h          دِيْنُ الله

 billa>h  باِللهِ   

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh:  

اللهِ  هُمْ فيِْ رَحْمَةِ   hum fi> rah}matilla>h 

10.  Huruf Kapital 
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 Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

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

misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf 

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang harus ditulis huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika tereletak pada awal kalimat, maka huruf A dari awal kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk judul 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 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 fih 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 sesorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak 

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

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

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

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

M =  Masehi 

SM =  Sebelum Masehi 

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

w. =  Wafat tahun 

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

HR =  Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Ahmad Jamaluddin 

NIM : 30300119081 

Judul : Penafsiran Tentang Salat Wusṭā dalam QS al-Baqarah/2: 238 (Analisis 

Komparatif Kitab Tafsir al-Ṭabarī dan Tafsir Ibnu Kaṡīr). 

Salat Wusṭā, sebagai salah satu ibadah utama dalam agama Islam, memiliki 

kedudukan khusus dan keutamaan dalam praktik keagamaan Muslim. Namun, dalam 

pengertian dan pemaknaan konsep Salat Wusṭā, terdapat perbedaan pendapat di antara 

para ulama dan cendekiawan Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

perbedaan pendapat dalam pemaknaan Salat Wusṭā dalam tafsir Al-Quran dan hadis, 

khsusnya didalam kitab tafsir Ibnu Kaṡīr dan tafsir al-Ṭabarī, serta mengidentifikasi 

faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan interpretasi tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis 

literatur dari berbagai tafsir Al-Quran dan hadis yang membahas tentang Salat Wusṭā. 

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode perbandingan dan kajian tematik untuk 

mengidentifikasi berbagai interpretasi yang berbeda tentang Salat Wusṭā. Selain itu, data 

juga dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan 

pendapat tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang 

pemaknaan salat wusṭā, terkhusus didalam kitab tafsir Ibnu Kaṡīr  dan tafsi al-Ṭabarī yang 

menjadi objek perbandingan didalam penelitian ini. Faktor-faktor yang menyebabkan 

perbedaan pendapat ini antara lain adalah keragaman sumber referensi hadis dan tafsir 

Al-Quran yang digunakan oleh para ulama. 

Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman tentang Salat Wusṭā. 

Dengan memahami berbagai perspektif dan interpretasi yang ada, umat Muslim dapat 

menghargai keragaman pendapat dan mencari pemahaman yang terbaik dan sesuai 

dengan ajaran agama. Selain itu, penelitian ini juga memberikan sumbangan dalam 

bidang studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, serta menjadi acuan bagi studi lebih lanjut tentang 

perbedaan pendapat dalam pemaknaan salat wusṭā. 

  



 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur'an mengajarkan pola kehidupan yang meliputi hubungan antara 

manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam 

sekitarnya. Salah satu cara untuk menjalin hubungan antara manusia dan Tuhan 

adalah melalui pelaksanaan salat. Salat merupakan salah satu ibadah yang memiliki 

keutamaan yang tinggi dibandingkan dengan ibadah lainnya. Keutamaan salat ini 

berasal dari perintah langsung Allah swt. kepada manusia, khususnya melalui Nabi 

Muhammad, tanpa melibatkan perantara seperti malaikat Jibril. Selain itu, salat juga 

merupakan cerminan dari keimanan seorang hamba karena melibatkan penggunaan 

kata-kata dalam doa, perbuatan dengan anggota badan, dan keyakinan yang tumbuh 

dalam hati.1 

Kewajiban salat banyak tertuang di dalam ayat al-Qur’an, salah satunya 

dalam QS al-Nisā’/4: 103. 

لَوٰةَ  مًا وَقعُُ فإَذِاَ قَضَيْتمُُ ٱلصه َ قيَِٰ  فأَقَيِمُوا۟ وداً وَعَلىَٰ جُنوُبكُِمْ ۚ فإَذِاَ ٱطْمَأنْنَتمُْ فٱَذْكُرُوا۟ ٱللَّه

بً  لَوٰةَ كَانَتْ عَلىَ ٱلْمُؤْمِنيِنَ كِتَٰ لوَٰةَ ۚ إنِه ٱلصه وْقوُتاًٱلصه  ا مه

Terjemahannya: 

Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah diwaktu 
berdiri, diwaktu duduk, dan diwaktu baring. Kemudian apabila kamu telah 
mersa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya 
salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman.2 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa salat harus dilakukan sesuai dengan 

waktu-waktunya, kecuali jika ada halangan yang sesuai dengan ajaran agama. 

Penggunaan istilah 'awal waktu salat' sudah menjadi umum di kalangan masyarakat. 

                                                

 1Ahmad khoiri, “Penentuan Awal Waktu Shalat Fardhu Dengan Peredaran Matahari”, 

Jurnal Kajian Pendidikan Sains, h. 1. 

2Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah (Cet. IX; 

Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 95. 
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Namun, apakah konsep 'awal waktu salat' itu benar-benar ada? Dalam al-Qur'an, 

tidak ada istilah khusus 'awal waktu salat', yang ada hanya istilah kitāban mauqūtān 

(waktu yang ditetapkan). Jadi, dari mana asal usul istilah 'awal waktu salat' 

tersebut? Istilah 'awal waktu salat' merupakan hasil interpretasi para ulama dalam 

3.Qur'an dan hadis yang terkait dengan waktu salat-ayat al-menafsirkan ayat 

Penjelasan tentang waktu salat dalam hadis, baik awal maupun akhir waktu, 

umumnya menggunakan indikator alam, seperti matahari dan fajar. Waktu salat 

Zuhur, asar, magrib, dan isya merujuk pada posisi matahari, sedangkan waktu salat 

subuh ditandai dengan terbitnya fajar (fajar ṣādiq atau fajar kāżib).4 

Waktu salat Zuhur adalah saat matahari mulai tergelincir hingga bayangan 

seseorang sepanjang tinggi badannya, dan waktu ini berlangsung hingga bayangan 

segala sesuatu memiliki panjang yang sama. Waktu salat asar ditentukan oleh dua 

kali panjang bayangan benda dan berakhir sebelum matahari mulai berubah warna 

menjadi kuning. Waktu salat magrib dimulai setelah matahari terbenam dan 

berlangsung hingga hilangnya warna merah di langit. Waktu salat isya berlangsung 

hingga tengah malam, sedangkan waktu salat Subuh dimulai dari terbitnya fajar 

ṣādiq dan berakhir sebelum matahari terbit.5 Allah swt. berfirman: 

لٰوةَ لِدلُُ  فجَْرِ كَانَ وَقرُْاٰنَ الْفجَْرِِۗ انِه قرُْاٰنَ الْ  وْكِ الشهمْسِ اِلٰى غَسَقِ الهيْلِ اقَِمِ الصه

 مَشْهُوْداً

Terjemahannya: 

                                                

 3Arino Bemi Sado, “Waktu Shalat Dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integritasi Antara 

Sains dan Agama”, Mu’amalat 7, no. 1 (Juni 2015), h. 69. 

 4Alimuddin, “Hisab Rukyat Waktu Shalat Dalam Hukum Islam (Perhitungan Secara 

Astronomi Awal dan Akhir Waktu Shalat), Al-Daulah, 8 no. 1 (Juni 2019), h. 41. 

5Tahmid Amri, “Waktu Shalat Perspektif Syar’i”, Asy-Syari’ah, 16 no. 3 (Desember 2014), 

h. 209. 
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Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan 
(laksanakan pula salat) subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan (oleh 
malaikat).6 

Menurut penafsiran para ahli tafsir, ayat ini menyebutkan waktu-waktu salat 

yang meliputi salat Zuhur dan asar setelah matahari tergelincir. Sedangkan waktu 

salat magrib dan isya terjadi saat malam telah gelap. Qur'an al-Fajr merujuk pada 

waktu salat subuh. Penting bagi setiap muslim untuk mengetahui waktu-waktu 

fardu salat agar dapat melaksanakan kewajiban salat dengan benar. Dengan 

mengetahui awal masuk waktu salat, setiap muslim dapat menghindari kesalahan 

atau kekurangan dalam memenuhi syarat-syarat sah salat yang dapat mempengaruhi 

keabsahan salatnya 

Setiap waktu salat memiliki kemulian masing-masing dan di dalam al-

Qur’an ada satu waktu yang disebut khusus yaitu salat wusṭā. Allah swt. berfirman: 

لوَٰتِ  ِ حَافِظُوْا عَلىَ الصه لٰوةِ الْوُسْطٰى وَقوُْمُوْا لِلَّٰ   قٰنتِيِْنَ وَالصه

Terjemahannya: 

Peliharalah semua salat dan salat wusṭā. Dan laksanakanlah (salat) karena 
Allah dengan khusyuk.7 

Salat wusṭā adalah salat pertengahan. Namun, dalam mengartikan salat 

wusṭā ini ulama berbeda pendapat. Semisal di dalam kitab tafsir al-Nūr karya 

Tengku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy beliau menulis bahwa para ulama 

berselisih paham dalam menentukan mana salat wusṭā itu. Ada yang mengatakan 

salat asar, ada juga yang mengatakan salat subuh.8 Karena adanya perbedaan 

pendapat maka penulis tertarik meneliti dan menganalisis dari perbedaan pendapat 

                                                

6Kemetrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah (Cet. IX; 

Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 290. 

7Kemetrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah (Cet. IX; 

Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 39. 

8Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nuur (Cet. II; Jilid 

1; Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 416. 
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mengenai salat wusṭā didalam kitab tafsir al-Qurṭūbī dan di dalam kitab Tafsir al-

Ṭabarī, maka penulis mengambil judul skripsi “Penafsiran Tentang Salat Wusṭā 

dalam QS al-Baqarah/2: 238 (Analisis Komparatif Tafsir Ibnu Kaṡīr dan 

Kitab Tafsir al-Ṭabarī)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penafsiran tentang salat wusṭā dalam QS al-Baqarah/2: 238 pada 

kitab tafsir al-Ṭabarī dan kitab tafsir Ibnu Kaṡīr? 

2. Bagaimana analisis komparatif tentang pemaknaan salat wusṭā pada kitab 

tafsir al-Ṭabarī dan kitab tafsir Ibnu Kaṡīr? 

C. Pengertian Judul 

Judul pada penelitian ini adalah “Penafsiran Tentang Salat Wusṭā dalam 

QS al-Baqarah/2: 238 (Analisis Komparatif Kitab Tafsir Ibnu Kaṡīr dan Kitab 

Tafsir al-Ṭabarī). Sebagai langkah awal untuk membahas penelitian ini agar 

terhindar dari kesalahpahaman, maka peneliti akan memberikan uraian terhadap 

pengertian judul sebagai berikut: 

1. Penafsiran 

Penafsiran atau tafsir di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

memiliki arti keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur’an agar 

maksudnya lebih mudah dipahami.9 

                                                

9KBBI Online https://kbbi.web.id/tafsir. 
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Menurut al-Syaikh al-Jazairi mengatakan: “Tafsir pada hakikatnya adalah 

mensyarahkan lafad yang sukar dipahami oleh pendengar dengan menjelaskan 

maksud, atau menunjukan kepadanya dengan salah satu jalan petunjuk”.10  

2. Salat wusṭā 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salat adalah rukun Islam 

yang kedua, berupa ibadah kepada Allah swt. yang wajib dilakukan oleh setiap 

muslim yang mukalaf dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Diawali dengan 

takbir dan diakhiri dengan salam.11 

Menurut bahasa, salat berasal dari kata ṣalla - yuṣallī - taṣliyyatan - ṣalātun, 

yang artinya rahmat dan do’a. Makna salat dalam syariat adalah peribadatan kepada 

Allah swt. dengan ucapan dan perbuatan yang telah diketahui, diawali dengan takbir 

dan diakhiri dengan salam, disertai dengan syarat-syarat yang khusus dan dengan 

niat.12 

Imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī mengatakan bahwa wusṭā berasal dari kata 

 yang memiliki arti al-‘adl (adil) dan al-khiyār (pilihan), al-fadl (utama), oleh الوسط

karena itu wusṭā dapat tengah-tengah dalam bilang dalam raka’at salat. Karena 

berada diantara salat sebelumnya dan salat sesudahnya, dan dapat dikatakan juga 

wusṭā tengah-tengah diantara waktu salat.13 

3. Komparatif Tafsir Tafsir al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṡīr 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komparatif adalah 

berkenaan atau berdasarkan perbandingan.14 Komparatif atau yang lebih dikenal 

                                                

10Agus Salim Hasanuddin, Eni Zulaiha, “Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir”, Jurnal 

Iman dan Spiritualitas, 2 no. 2 (2022), h. 206. 

11KBBI Online https://kbbi.web.id/salat. 

12Sazali, “Signifikansi Ibadah Salat Dalam Pembentukan Kesehatan Jasmani Dan Rohani”, 

jurnal ilmu dan budaya, 40 no. 52 (2016), h. 5890. 

13Siti Iis Syamsiyah, “Makna Salat Wustha Dalam al-Qur’an: Kajian Terhadap Penafsiran 

al-Maraghi dan Jalalain”, jurnal al-Fath, 14 no. 2 (2020), h. 241. 

14KBBI Online https://kbbi.web.id/komparatif. 
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dalam istilah tafsir adalah muqāran. Metode muqāran menurut ‘Abd al-Hayy al-

Farmawi adalah penafsiran al-Qur’an dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat 

al-Qur’an, kemudian mengkaji, meneliti, dan membandingkan pendapat sejumlah 

penafsir mengenai ayat-ayat tersebut, baik penafsiran dari generasi salaf maupun 

khalaf atau menggunakan tafsir bi al-ra’yi maupun al-ma’ṡūr.15 Disamping itu 

tafsir muqāran digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat al-

Qur’an tentang suatu masalah dan menbadingkan ayat-ayat al-Qur’an dengan hadis 

nabi secara lahiriah berbeda.16 

Kitab Tafsir Jāmi’ul al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’an atau yang lebih dikenal 

Tafsīr al-Ṭabarī adalah tafsir yang ditulis oleh Abu Ja’far Muhammad Ibnu Yazīd 

Ibnu Khalid al-Ṭabarī. Kitab tafsir ini memiliki 26 jilid dan menafsirkan 30 juz, 

dalam penulisan kitab tafsir ini menggunakan metode taḥlīlī.17 

Kitab Tafsīr al-Quran al-Azhim atau yang dikenal dengan Ibnu Kaṡīr, yang 

ditulis oleh Al-Imām al-Hāfiẓ ‘Imādu al-Dīn Abī al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin 

Kaṡīr al-Dimasyqī. terdiri dari 8 jilid dengan jumlah keseluruhan 4.050 halaman. 

Edisi pertama dan di terbitkan oleh Dār al-Kotob al-‘Ilmīyah di Beirut, Lebanon 

pada tahun 1419 H/1998 M.18 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan pengamatan, penulis belum menemukan studi yang 

membahas tentang “Penafsiran Tentang Salat Wusṭā Dalam QS al-Baqarah/2: 

238 (Analisis Komparatif Kitab Tafsir al-Qurṭūbī dan Kitab Tafsir al-

                                                
15Muhammad Basuni Faudah, Tafsir al-Qur’an: Perkenalan Dengan Metodologi Tafsir, 

Terj. Mochtar Zaeni, (Bandung: Pustaka, 1987), h. 58. 

16Syahrin Pasaribu, “Metode Muqaran Dalam al-Qur’an”, Wahana Inovasi, 9 no. 1 (Juni-

Juli 2020), h. 1. 

17Asep Abdurrohman, “Metodologi al-Thabari dalam Tafsir Jami’ul al-Bayan fi ta’wili al-

Qur’an”, Kordinat 17, no 1 (April 2018), h. 68. 
18Rasihan Anwar, Melacak Unsur-Unsir Israiliyyat Dalam Tafsir al-Tabari dan Tafsir 

Ibnu Katsir, (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 70 
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Ṭabarī)”. Namun, penulis menemukan beberapa literatur seperti jurnal dan buku 

yang berhubungan secara langsung maupun tidak dengan penelitian yang akan 

dilakukan sebagai berikut: 

Jurnal yang berjudul “Makna Salat Wusṭā dalam al-Qur’an: Kajian 

Terhadap Penafsiran al-Marāgī dan Jalālain” yang ditulis oleh Siti Iis Syamsiyah 

pada jurnal al-Fath Vol. 14 No. 2 Tahun 2020. Jurnal ini menjelaskan beberapa 

pendapat tentang salat wusṭā dan memberikan penjelasakan secara mendalam 

tentang salat wustha. Persamaan dari jurnal ini dengan isi penelitian ini sama-sama 

membahas salat wusṭā dalam perspektif tafsir namun ada juga titik penbeda dari 

jurnal yang ditulis oleh Siti Iis Syamsiyah dengan penelitian ini ialah dalam skripsi 

yang ditulis oleh peneliti lebih berfokus pada pembahasan salat wusṭā pada 

penafsiran al-Qurṭūbī dan al-Ṭabarī sedangkan didalam jurnal yang ditulis oleh Siti 

Iis Syamsiyah ini lebih fokus ke penafsiran  al-Marāgī dan Jalālain. 

Jurnal yang berjudul “Keragaman Makna Kata Ash-Shalah dalam Al-

Qur’an (Tinjauan Ilmu Al-Wujūh dan Al-Nazāir)” yang ditulis oleh Mukhlis Ali 

dan Ahmad Isnaeni pada jurnal Manajemen dan Pendidikan Vol. 02 No. 03 Tahun 

2022. Jurnal ini membahas tentang makna kata ash-Shalah dalam al-Qur’an dan 

dipoin ke delepan ilmu al-wujūh menjelaskan makna al-Salāh pada QS al-

Baqarah/2: 238 itu adalah salat asar yang mengambil kutipan dari kitab tafsir al-

Mishbah yang mengatkan bahwa salat wusṭā adalah salat asar. Persamaan dari 

jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang itu sama-sama 

membahas tentang makna salat wusṭā walau memeiliki perbedaan yang signifikan 

di mana didalam  jurnal ini hanya membahas secara singkat mengenai makna salat 

wusṭā itu sendiri sebab yang menjadi titik fokus didalam pembahasan jurnal ini 

adalah makna kata ash-Shalah didalam al-Qur’an tinjauan ilmu al-Wujuh dan al-
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Nazair. Sedangkan di dalam skiripsi yang ditulis oleh peneliti lebih fokus lagi ke 

pembahasan makna salat wusṭā menurur al-Qurṭūbī dan al-Ṭabarī. 

Skripsi yang berjudul “Makna Salat Wusṭā Menurut M. Quraish Shihab 

Dalam Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an” yang ditulis 

oleh Khusnia Umi Amiroh pada tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang salat 

wusṭā menurut M.Quraish Shihab pada kitab tafsirnya yaitu al-Mishbah, namun 

didalam skripsi yang ditulis oleh Khusnia Umi Amiroh ini beliau juga menjelaskan 

makna salat wusṭā dari beberapa pendapat mufassir. Persamaan skripsi yang ditulis 

oleh Khusnia Umi Amiroh dengan skripsi yang disusun oleh peneliti ialah sama-

sama membahas tentang salat wusṭā dan penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

skripsi yang ditulis oleh Khusnia Umi Amiroh yaitu peneliti membandingkan tafsir 

al-Qurṭūbī dengan tafsir al-Ṭabarī tentang salat wusṭā sedengkan Khusnia Umi 

Amiroh menjelaskan salat wusṭā pada perspektif M. Quraish Shihab dalam tafsir 

al-Misbah. 

Skripsi yang berjudul “As-Salatu Al-Wusṭā Dalam Al-Qur’an (Studi Al-

Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 238 Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an Karya Sayyid 

Quthib” yang ditulis oleh Ditya Nastiti pada tahun 2016. Skripsi ini membahas 

tentang salat wusṭā dari pandangan Sayyid Quthib pada kitab tafsirnya Fi Zilāl Al-

Qur’an. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Ditya Nastiti dengan skripsi yang 

disusun oleh peneliti ialah sama-sama membahas tentang salat wusṭā, dan penelitian 

ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh Ditya Nastiti yaitu peneliti 

membandingkan tafsir al-Qurṭūbī dengan tafsir al-Ṭabarī tentang salat wusṭā 

sedangkan Sayyid Quṭb menjelaskan salat wusṭā pada perspektif Sayyid Quṭb 

dalam tafsir Fi Zilāl al-Qur’an. 

Skripsi yang berjudul “Makna Sholat Wustho Dalam Al-Qur’an (Kajian 

Terhadap Penafsiran al-Maraghi dan Jalalain QS Al-Baqarah Ayat 238)” yang 
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ditulis oleh Siti Iis Syamsiyah pada tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang 

pandangan al-Marāgī dan Jalālain tentang salat wusṭā, bukan hanya membahas 

stentang pandangan dari dua muffasir namun beliau juga menjelaskan perbedaan 

dari dua mufassir tersebut, dan beliau juga menjelaskan pandangan beberapa ulama 

tentang makna salat wusṭā. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Siti Iis Syamsiyah 

ini dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu fokus membahas tentang makna 

salat wusṭā dari dua pandangan mufassir, namun juga memiliki perbedaan yaitu dari 

segi titik fokus pembahasan makna salat wusṭā dari pandangan mufaasir, dimana 

skripsi yang ditulis oleh Siti Iis Syamsiyah yaitu fokus sama pembahasan makna 

salat wusṭā dari pandangan al-Marāgī dan Jalālain, sedangkan dalam skripsi yang 

ditulis oleh peneliti yaitu fokus pada pembahasan makna dari pandangan al-Qurṭūbī 

dan al-Ṭabarī. 
 

E. Metode Penelitian 

Metode peelitian merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah 

penelitian, karena tidak boleh terlepas dari penelitian itu sendiri. Metode penelitian 

berisi ulasan tentang meode yang dipergunakan dalam tahap-tahap penelitian 

meliputi jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan 

analisis data 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini secara kualitatif, sebab pada pembahasannya 

memerlukan metode untuk memahami dan menafsirkan makna. Dalam jenis 

penelitian ini menggunakan non-empirik dengan menggunakan pendekatan 

penelitian pustaka (library research). Oleh karena itu, sumber-sumber data yang 
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dipapaprkan dalam pembahasan penelitian ini berasal dari literatur tertulis yang 

memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Untuk penelitian ini, data yang dibutuhkan berasal dari dokumen tertulis di 

perpustakaan, seperti kitab, buku ilmiah, dan referensi lainnya. Sumber data dalam 

penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Sumber data primer atau sumber pokok dalam penelitian yang akan dikaji dalam 

penelitian ini ialah tafsir al-Qurṭūbī dan tafsir al-Ṭabarī. 

b. Sumber data sekunder atau pendukung ialah buku, jurnal, dan skripsi yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dengan mencari informasi yang 

berkaitan dengan topik penelitian melalui sumber-sumber seperti skripsi, buku, 

jurnal, serta kitab-kitab tafsir dan hadis yang relevan." 

4. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data melalui telaah literatur. Teknik ini 

melibatkan pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan unit 

analisis untuk mengidentifikasi tema dan merumuskannya. Semua data, baik yang 

bersifat primer maupun sekunder, dianalisis sesuai dengan sub-bahasan yang 

relevan. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap karya-karya yang 

mencakup objek penelitian ini menggunakan pendekatan analisis berikut." 

a. Metode Muqāran 
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Metode muqāran adalah pendekatan penafsiran yang melibatkan 

perbandingan antara ayat-ayat al-Qur'an yang membahas suatu masalah. 

Pendekatan ini juga melibatkan perbandingan antara ayat-ayat dengan hadis, baik 

dari segi isi maupun redaksi, serta perbandingan pendapat-pendapat para ulama 

tafsir.19 Tujuannya adalah untuk mengungkapkan perbedaan-perbedaan tertentu 

dari objek yang sedang dibandingkan20 

Jadi yang dimaksud dengan dengan metode komparatif adalah:21 

a. Salah satu metode adalah membandingkan teks (nāṣ) dari ayat-ayat Al-Qur'an 

yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau 

memiliki redaksi yang berbeda untuk kasus yang sama. 

b. Metode lainnya adalah membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis yang 

terlihat bertentangan dalam hal penafsiran yang jelas. 

c. Selain itu, membandingkan berbagai pendapat para ulama tafsir dalam 

menafsirkan al-Qur'an juga merupakan salah satu metode yang digunakan. 

b. Metode Kualitatif 

Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang 

digunakan untuk menginvestigasi kondisi objek yang alamiah. Dalam metode ini, 

peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menitikberatkan pada pemahaman makna daripada generalisasi.22 

                                                
19Subhi Shahih, Mabahits Fi Ulum, (Beirut: Dar al-Qalam), h. 248 

20Hujair A. H. Sanaky, “Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna 

atau Corak Mufassir), Al-Mawarid, 13 (2008), h.  278. 
21Abdul Manaf, “Empat Metode Dalam Penafsiran al-Qur’an”, Jurnal Ilmu al-Qur’an dan 

Tafsir, 3 no. 2 (April 2023), h.225 

22Zuchri abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Cet. I; CV. Syakir Media Press, 

2021), h. 79 
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F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali pemikiran-pemikiran 

tentang salat wusṭā yang disampaikan oleh al-Qurṭūbi dan al-Ṭabarī, serta 

melakukan perbandingan antara pendapat keduanya. Berikut adalah beberapa poin 

tujuan penelitian ini.: 

a. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran tentang salat wusṭā dalam QS al-

Baqarah/2: 238 pada kitab tafsir al-Qurṭūbi. 

b. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran tentang salat wusṭā dalam QS al-

Baqarah/2: 238 pada kitab tafsir al-Ṭabarī. 

c. Untuk mengetahui perbedaan pemaknaan tentang salat wusṭā dala kitab tafsir al-

Qurṭūbi dan kitab tafsir al-Ṭabarī. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang pemaknaan salat 

wusṭā. 

b. Sebagai acuan untuk peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang 

memiliki relevansi dengan penelitian ini.  
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BAB II 

 TINJAUAN UMUM  

A. Makna Kata Wusṭā di Dalam Al-Qur’an 

Kata Wasath terdiri dari huruf waw, shin, dan tha yang bermakna dasar 

pertengahan atau moderat yang menuunjuk pada pengertian adil. Kata Wasath dengan 

berbagai perubahannya terulang dalam al-Qur’an sebanyak lima kali, semua menunjuk 

arti pertengahan.23 Secara Harfiyah, Wasathan artinya pertengahan atau moderat. Makna 

ini merujuk pada pengertian adil, seimbang dengan takarannya. 

Sesuai dengan akar katanya, وسط hanya terulang sebanyak lima kali dalam al-

Qur’an. Dibawah ini akan dipaparkan term-term Wasath dalam al-Qur’an beserta 

penjelasan dari mufassir. 

1. QS al-Baqarah/2:143 

ةً وَسَطًا ل ِتكَُونوُا۟ شُهَداَءَٓ عَلَ  كُمْ أمُه لِكَ جَعَلْنَٰ
سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداًوَكَذَٰ  وَمَا  ِۗ ى ٱلنهاسِ وَيكَُونَ ٱلره

ن ينَقلَِبُ عَ جَعَلْناَ ٱلْقِبْلةََ ٱلهتىِ كُنتَ عَليَْهَآ إلَِّه لِنعَْلمََ مَن يَ  سُولَ مِمه  ۚ وَإنِ كَانَتْ لىَٰ عَقِبيَْهِ تهبعُِ ٱلره

 ُ ُ ِۗ وَمَا كَانَ ٱللَّه َ بٱِلنهاسِ لَ لِ لكََبيِرَةً إلَِّه عَلىَ ٱلهذِينَ هَدىَ ٱللَّه نكَُمْ ۚ إنِه ٱللَّه حِيمٌ يضُِيعَ إيِمَٰ  رَءُوفٌ ره

Terjemahannya: 

Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat islam), umat yang adil 
dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan kami tidak menetapkan 
kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui 
(supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelok. Dan 
sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang 
telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyianyiakan imanmu. 
Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia.24 

Didalam kitab Jami’ Bayan Fi Tafsir Al-Qur’an al-Ṭabarī menafsirkan  َلِك وَكَذَٰ

ةً وَسَطًا كُمْ أمُه  adalah adil.25 Muhammad Rsyid Ridha dalam tafsir al-Manar جَعَلْنَٰ

menafsirkan ةً وَسَطًا كُمْ أمُه لِكَ جَعَلْنَٰ
 adalah pemahaman yang terdapat pada firman وَكَذَٰ

Allah Swt والله يهدي من يشاء yaitu bagian dari hidayah yang bersumber dari Allah Swt. 

                                                
23Said Agil, Hukum Islam dan pluralitasi Sosial, (Jakarta: Permadani, 2005), hal. 171 
24Kemetrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah (Cet. IX; Bandung: 

CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 22. 
25Ibnu Jarir al-Tabari, Jami‟ al-Bayan an Ta‟wil al-Qur‟an an Tafsir al Tabari, Jilid 1, (Kairo: 

Dar al-Salam, 2007), hal. 745 
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Sedangkan Abdurrahman al-Sa’id dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan ةً وَسَطًا كُمْ أمُه لِكَ جَعَلْنَٰ
 adil dan utama”. Allah“ عدلَّخيار adalah وَكَذَٰ

menjadikan umat ini sebagai Ummatan Wasathan dalam seluruh aspek Agama. Wasat 

dalam pemahaman terhdap Nabi antara yang mengkhususkan dan menuhankannya seperti 

Agama Nasrani dan golongan yang benci kepada mereka. Wasat dari segi pemahaman 

syariat seperti tidak terlalu menekan dan mempersulit seperti Yahudi dan juga tidak 

terlalu menggampang-gampangkan seperti Nasrani. Adapun Islam adalah Agama yang 

ideal yang hanya membolehkan yang baik-baik saja dan mengharamkan yang tidak baik. 

Agama Islam Agamayang paling sempurna diseluruh agama yang ada dan dari 

seluruh aspek ajaran agama yang dikandungnya, Islam menjungjung tinggi ajaran amal 

ibadah, akhlak mulia, keadilan, ihsan yang tidak terdapat pada agama-agama lain, selain 

agama Isalam. 

2. QS al-Baqarah/2: 238 

 ِ لَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقوُمُوا۟ لِلَّه تِ وَٱلصه لَوَٰ فِظُوا۟ عَلىَ ٱلصه نتِيِنَ حَٰ   قَٰ

Terjemahannya: 

Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) salat wusṭā. Berdirilah untuk Allah 
(dalam salatmu) dengan khusyu’.26 

Terdapat perbedaan pendapat di antara para mufassir mengenai salat wustha. 

apakah yang dimaksud pertengahan dari jumlah raka‟at, yang paling afdhal atau 

pertengahan dari segi waktu. Imam at-tabari menafsirkan salat wustha sebagai “salat 

Asyar”.27 Begitu pula dengan Ibu katsir. Sedangkan Ibnu Jauzi mengemukakan beberapa 

pandangan ulama yang berkenaan dengan salat wustha dan menyimpulkannya bahwa 

makna salat wustha tidak keluar dari 3 pendapat, yaitu: Pertama, pertengahan antara salat 

5 waktu, Kedua, pertengahan dari segi jumlah rakaat salat. Ketiga, yang paling utama. 

                                                
26Kemetrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah (Cet. IX; Bandung: 

CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 39.  
27Ibnu Jarir al-Tabari, Jami‟ al-Bayan an Ta‟wil al-Qur‟an an Tafsir al Tabari, (Jilid II; Kairo: 

Dar al-Salam, 2007), hal. 1389  
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Jika yang dimaksud pertengahan dari segi jumlah bilangan raka’at maka yang 

tepat dari pengertian salat wustha adalah salat mahgrib yang terdiri dari 3 raka’at, karena 

jumlah raka’at yang terendah adalah 2 raka’at sedangkan yang terbanyak adalah 4 raka‟at. 

Jika yang dimaksud pertengahan dari segi waktu maka salat wustha adalah salat ashar, 

karena di dahului dengan dua salat yang dilaksanakan di siang hari dan dua salat di malam 

hari. 

Ukramah menafsirkan salat wustha adalah salat subuh, karena pertangahan 

diantara malam dan siang, sebagian berpendapat salat wustha itu adalah salat duhur 

karena waktu tepat pertengahan siang. ada juga yang berpendapat salat wustha adalah 

salat isya, karena diantara pertengahan antara dua salat yang tidak bisa di qasar (maghrib 

dan subuh). 

3. QS al-Maidah/5: 89. 

نكُِمْ وَلَٰ  ُ بٱِللهغْوِ فىِٓ أيَْمَٰ رَتُ كِن يؤَُاخِ لََّ يؤَُاخِذكُُمُ ٱللَّه نَ ۖ فكََفهٰ هُٓۥ إطِْعاَمُ عَشَرَةِ ذكُُم بمَِا عَقهدت مُ ٱلْأيَْمَٰ

كِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أوَْ كِسْوَتهُُمْ  ثةَِ وْ تحَْرِيرُ رَقبَةٍَ ۖ فمََن لهمْ يجَِدْ فَصِ أَ مَسَٰ ياَمُ ثلََٰ

رَةُ أيَْ  لِكَ كَفهٰ نكُِمْ إذِاَ حَلفَْتمُْ ۚ وَٱحْفَظُ أيَهامٍ ۚ ذَٰ ُ لكَُ مَٰ لِكَ يبُيَ نُِ ٱللَّه نكَُمْ ۚ كَذَٰ تهِۦِ لعََلهكُمْ تشَْكُرُونَ وٓا۟ أيَْمَٰ  مْ ءَايَٰ

Terjemahannya: 

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak 
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-
sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi 
makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada 
keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang 
budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya 
puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila 
kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah 
menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-
Nya).28 

4. QS al-Qalam/68: 28. 

 قاَلَ أوَْسَطُهُمْ ألََمْ أقَلُ لهكُمْ لوَْلََّ تسَُب حُِونَ 

Terjemahannya: 

                                                
28Kemetrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah (Cet. IX; Bandung: 

CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 92. 
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Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku 
telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?”.29 

Para mufassir telah menjelaskan setiap makna أوسط yang terkandung dalam 

setiap surat diantara mereka ada yang menjadikan maknanya satu, dan sebagian lainnya 

mufassir ada yang membedakan. 

Pertama, pada surat al-maidah Imam at-Tabari menjelaskan makna  مَنْ أوَْسَطَ مَا

 adalah yang “paling adil”. Ia juga menambahkan awsat berarti makanan تطَْعِمُوْنَ أهَْلِكُمْ 

yang biasa diberikan kepada keluargamu dalam ukuran yang sediki atau banyak.30 Ibnu 

Umar berkata bahwa yang dimaksud أوسط dalam surat al-maidah yaitu makanan berupa 

roti, kurma, mentega, minyak, dan yang paling baik yaitu roti dan danging. dan Sayyid 

Qutub juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa makan أوسط dalam surat al-Maidah 

adalah makanan yang terbaik. sedangkan Imam Al-Zamaksyari menjelaskan dalam 

tafsirnya, bahwa makna أوسط yang paling sederhana karena diantara manusia ada yang 

berlebih-lebihan memberi makanan namun ada juga yang pelit. 

Al-Ṭabarī menjelaskan dalam tafsirnya  ْاوَْسَطُهُم pada ayat ini maknanya “orang 

yang paling adil dan yang paling paham diantara mereka”.31 begitu juga dengan pendapat 

Ibnu Kaṡīr  yang mengartikannya sebagai yang paling adil dan paling baik diantara 

mereka. Pada surat al-Maidah para mufassir berbeda pendapat tentang kata أوسط

diantaranya ada yang menafsirkan paling baik ukurannya antara sedikit dan banyak dan 

yang paling sederhana. Adapun dalam Q.S.al-Qalam semua mufassir sepakat اوَْسَطُهُمْ    

dalam surat tersebut bermakna orang yang paling utama, yang paling adil, dan yang paling 

bijak diantara mereka. 

5. QS al-Adiyat/100:5 

 فَوَسَطْنَ بهِۦِ جَمْعاً

Terjemahannya: 

                                                
29Kemetrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah (Cet. IX; Bandung: 

CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 565. 
30Ibnu Jarir al-Tabari, Jami‟ al-Bayan an Ta‟wil al-Qur‟an an Tafsir al Tabari, Jilid IV h. 2987 
31Ibnu Jarir al-Tabari, Jami‟ al-Bayan an Ta‟wil al-Qur‟an an Tafsir al Tabari, Jilid X, h. 8154 
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Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.32 

Para mufassir menyebut bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Tawasut Fi 

al-Makan, yang mana Imam at-Tabari menafsirkan bahwa ayat tersebut adalah “berada 

ditengah-tengah kaum dengan mengendarai kuda”.33 Sedangkan Ibnu Jauzi menafsirkan 

dengan mengutif perkataan Ibnu Mas‟ud yang dimaksud dalam ayat ini adalah 

“Muzdalifah”. dan Ibnu al-Qasim dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dalam ayat tersebut "dengan masuk ketengah-tengah musuh dan bercerai-beraikan, 

memporak porandakan mereka 

B. Penafsiran Tentang Salat Wusṭā Dalam QS al-Baqarah/2:238 

1. Analisis Kosa Kata Qs al-Baqarah/2:238 

a.  َٰتِ ح لَوَٰ فِظُوا۟ عَلىَ ٱلصه  (Peliharalah Semua Salatmu) 

Kata  ْحَافظُِو yang diatas diterjemahkan dengan saling peliharah, terambil dari kata 

 yang mengandung makna mengingat, karena yang mengingat sesuatu berarti حَفِظَ 

memeliharanya dalam benak. Makna memelihara salat adalah melaksanakan dengan 

tekun serta berkesinambungan sesuai dengan tuntunan agama yakni memenuhi rukun, 

syarat dan sunnah-sunnahnya tidak satupun ditinggalkan.34 

b.  ٰلوَٰةِ ٱلْوُسْطَى  (Salat Wusṭā) ٱلصه

Arti kalimat salat wusṭā adalah salat pertengahan. Pertengahan tersebut ada yang 

memahaminya dalam arti pada bilangan rakaatnya, yaitu salat maghrib karena raka’atnya 

yang tiga adalah pertengahan antara Ashar, Isya (empat raka’at) dengan subuh yang dua 

raka’at. Ada juga yang memahami pertengahan dari segi masa pertama salat diwajibkan. 

Menurut riwayat, salat Zhuhur adalah yang pertama, disusul Ashar, kemudian Maghrib, 

Isya dan Subuh; kalau demikian, yang jadi pertengahan adalah salat Maghrib. 

                                                
32Kemetrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah (Cet. IX; Bandung: 

CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 599.  
33Ibnu Jarir al-Tabari, Jami‟ al-Bayan an Ta‟wil al-Qur‟an an Tafsir al Tabari, Jilid X,  h. 8743 
34M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, (Jilid I; 

Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.519  
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Kalau pertengahan diukur dari ukuran hari, maka ukuran hari dalam pandangan 

Islam dimulai dengan terbenamnya matahari, yakni Maghrib. Jika demikian yang 

pertengahan adalah subuh. Ada juga yang menjadikan tolok ukurnya dari segi bacaan 

yang dikeraskan dan dirahasiakan. Ada juga yang memahaminya berdasar perintah 

memelihara, dalam arti memberi kesan bahwa yang dipelihara adalah yang mengandung 

kemungkinan diabaikan, dan yang demikian itu biasanya yang berat. Maka penganut 

tolok ukur ini menetapkan salat wusṭā atas dasar salat yang paling berat. Di sini tentu 

muncul lagi perbedaan, tentang salat yang paling berat. Masih banyak pendapat lain.35 

c.  ِ نتِيِنَ  وَقوُمُوا۟ لِلَّه قَٰ  (Berdirilah Untuk Allah Dengan Khusyu’) 

Berdirilatr dalam sembahpng dengan rasa khusyu’ dan jiwa tertunduk kepada 

Allah. Sesungguhnp tidak sempurna salat kita, dan tidak terdapat manfaat png dijelaskan 

al-Qur'an, melainkan dengan kecinaan kita kepadarya dan melepaskan jiwa dari segala 

pikiran dan amalan png membuat hati ragu dari sikap khusyu’ dan hati tenang.36 

Salat-salat itu hendaknya dilaksanakan dengan cara sempurna lagi 

berkesinambungan serta didorong oleh rasa tunduk dan khusyu’ kepada Allah Swt. Ada 

yang memahami penutup ayat ini قاَنِتِيْن dalam arti diam tidak berbicara. Diam tidak 

berbicara mengantar pada kekhusyukan. Pemahaman ini didasarkan pada Riwayat yang 

mengatakan bahwa sebelum turunnya ayat ini kaum muslimin masih diperkenankan 

berbicara saat salat kepada siapa yang berada disampingnya. Sebagaimana dibenarkannya 

berbicara saat melaksanakan thawaf.37 

2. Asbabun Nuzul QS al-Baqarah/2:238 

Imam Jalaluddin al-Suyuti menjelaskan terhadap salat wusṭā sebagai salat 

diketengahkan oleh Ahmad, Nasai dan Bukhari dalam tariknya, juga oleh Abu Daud, 

Baihaqi, Ibnu Jarir dan Zaid Bin Thasib bahwa Nabi Muhammad Saw, melakukan salat 

                                                
35M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, h.519. 
36Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’an Majid an-Nur, (Jilid 1; Semarang: 

PT. Pustaka Rizki Putra), h. 416. 
37M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, h. 520. 
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Zuhur ditengah hari yang panas sekali.38 Salat itu merupakan yang terberat bagi para 

sahabat sehinggah turunlah ayat ini: 

 ِ لَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقوُمُوا۟ لِلَّه تِ وَٱلصه لَوَٰ فِظُوا۟ عَلىَ ٱلصه نتِيِنَ حَٰ   قَٰ

Terjemahannya: 

Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) salat wusṭā. Berdirilah untuk Allah 
(dalam salatmu) dengan khusyu’ 

3. Munasabah Ayat 

Surah al-Baqarah/2:238 menjelaskan tentang perintah Allah Swt kepada orang-

orang yang beriman agar mereka senantiasa menjaga semua salat dengan Khusyu’ dan 

dikhususkan penyebutan salat wusṭā yaitu salat ashar menurut pendapat yang paling kuat 

berdasarkan hadis nabi Muhammad Saw. 

Secara literatur, ayat ini tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yang banyak 

menjelaskan tentang perceraian dan hukum-hukum yang mengikutinya. Dalam konteks 

ini, Burhanuddin al-Biqa’i dengan kejeliannya menjelaskan bahwa ayat 237 dan 238 

mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari ayat sebelumnya, yaitu 

setelah Allah Swt menyebutkan berbagai macam hukum yang berkaitan dengan 

perceraian, hak dan kewajiban suami istri yang telah bercerai sehingga kesibukan-

kesibukan tersebut dapat menyita banyak waktu dan membuat kondisi kejiwaan 

seseorang tidak stabil, sangat mungkin membuat seorang hamba lalai untuk 

melaksanakan salat, bahkan ibadah secara keseluruhan. Maka dalam ayat ini Allah Swt 

mengingatkan manusia agar menjaga salatnya dan tidak lalai karena kesibukan-kesibukan 

yang telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Dan setelah sekian banyak hukum-

hukum yang membahas tentang hubungan seorang hamba dengan hamba lain, disini 

Allah Swt menyebutkan hubungan hamba dengan Rabbnya.39 

4. Penafsiran Tentang salat Wusṭā 

                                                
38Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul (Banudng: Sinar Baru), 

h.1990 
39Arif Firdausi dan Duwi Indah Sari, Konsep Munasabah QS. Al-Baqarah Ayat 237-240 Dalam 

Kitab Tafsir Nazhm Ad-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa As-Suwar, h. 48 
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Salat wustha ialah salat yang ditengah-tengah dan yang paling utama. Ada yang 

berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan salat wustha ialah salat Ashar. Menurut 

kebanyakan ahli hadits, ayat ini menekankan agar semua salat itu dikerjakan dengan 

sebaik-baiknya. 

Dalam ayat di atas. Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga salat 

pada waktunya masing-masing, dan memelihara batasannya serta menunaikannya 

didalam waktunya masing-masing. Dalam struktur kalimat ayat di atas jika dicermati, 

terdapat pengulangan kata salat. Pertama kata salat dalam bentuk jama’ (al-shalawat) dan 

kedua bentuk tunggal (al-salat) yang diikuti dengan kata sifat wusṭā (tengah-tengah). 

Imam Jalalud-din As-Suyuthi mengatakan bahwa wusṭā  )الوسطى( berasal dari الوسط 

dengan memiliki arti al-‘adl (adil) dan al-khiyar (pilihan), al-fadl (utama), oleh karena itu 

wusṭā dapat tengah-tengah dalam bilangan raka’at dalam salat. Karena berada di antara 

dua salat sebelumnnya dan sesudahnnya, dan dapat dikatakan pula wusṭā tengah-tengah 

di antara waktu salat.40 

Dalam penggunaan makna wusṭā yang dijadikan kata sifat terhadap makna salat 

yang menimbulkan berbagai perselihan penafsiran, sholat manakah yang dimaksud 

dengan salat wustha di antaranya; salat zhuhur karena dilakukan di siang hari, salat ‘ashar 

karena dilakukan diantara dua salat malam dan siang berdasarkan riwayat dari ‘Ali, 

Hasan, Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Mas’ud, salat Maghrib karena berada di antaranya salat 

panjang dan pendek, salat ‘isya karena berada di antara dua salat yang tak bisa diqashar, 

salat fajr karena berada di antara dua salat malam dan siang. Dikatakan pula salat wusṭā 

ialah; salat witir, dhuha, ‘id al-fitri, salat id al-adha, salat lail, salat jum’at, salat jama’ah 

dan salat khauf. 

Imam Jalaluddin As-Suyuthi menjelaskan terhadap salat wusṭā sebagai salat 

pertengahan, pertengahan tersebut ada yang memahami pada bilngan raka’atnya, yaitu 

                                                
40Ahmad Mustafa Al-Maraghi, al-Tafsir al-Maraghi, (Jilid 1; Mesir: Mustafa Al-Babi Al-

Hababi, 1394 H/1974 M). h. 785 
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salat maghrib karena raka’at yang tiga adalah pertengahan antara ‘Ashar, ‘Isya’ dengan 

empat raka’at dan subuh yang dua raka’at, ada yang memahami dari segi masa pertama 

salat yang diwajibkan. Menurut riwayat salat Zhuhur yang pertama diwajibkan, disusul 

dengan salat ‘Ashar, kemudian Maghrib, Isya’ dan Subuh. Kalau demikian yang menjadi 

pertengahan-pertengahan adalah salat Maghrib. Kalau pertengahan diukur dengan ukuran 

hari, maka ukuran hari dalam Islam dipahami dari terbenamnnya matahari, yaitu Maghrib. 

Jika yang demikian yang tengah-tengah adalah Subuh. Ada yang menjadi tolak ukurnya 

ialah bacaan yang dikeraskan dan dirahasiakan.41 Ada juga yang memahami berdasarkan 

perintah memelihara, dalam arti memelihara memberi kesan bahwa yang dipelihara 

adalah yang mengandung kemungkinan diabaikan, dan yang demikian itu biasanya yang 

berat. Maka penganut tolak ukur ini menetapkan salat wusṭā atas dasar salat yang paling 

berat. Disini tentu muncul perbedaan, tentang salat yang paling berat. Masih banyak 

pendapat lain, keseluruhannya melebihi dua puluh pendapat. 

  

                                                
41Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Quran, (Jilid II; Darusy-Syuruq,Beirut 1412 H/1992 M) h.. 164 
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BAB III 

TAFSIR IBNU KAṠĪR  DAN TAFSIR AL-ṬABARĪ 

A. Gambaran Umum Tafsir Ibnu Kaṡīr dan Metodologinya 

1. Biografi Ibnu Kaṡīr  

a. Nama Lengkap dan nasabnya 

Nama lengkap Ibnu Kaṡīr adalah Al-Imām al-Hāfiẓ ‘Imādu al-Dīn Abī al-Fidā’ 

Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṡīr al-Dimasyqī.42 Ibnu Kaṡīr adalah anak dari Al-kahthib 

Shihabu al-Din Abu Hafsh Umar bin Katsir bin Dhau bin Katsir bin Dhau bin Dar al-

Qurasyi. Ayahnya berasal dari Bani Hashlah dan tergolong kabilah yang sangat mulia 

juga sangat menjaga silsilah. Berakhir kepada sebagian dari mereka silsilah Syaikh kami, 

Al-Muziy, hingga hal itu membuat terkejut serta bangga sehingga Ayah Ibnu Kaṡīr  

menulis nasab beliau dengan Al-Qurasyi.43 

Selain itu beliau juga digelar dengan al-Baṣri karena Ibnu Kaṡīr lahir di Baṣrah. 

Kemudian beliau juga digelar al-Dimasyqi. Setelah ayahnya wafat ia berpindah ke kota 

Damaskus bersama saudaranya, oleh karena itulah ia juga digelar al-Dimasyqi (orang 

damaskus). Ia pun diberi gelar al-Syafi’i karena menganut faham mazhab Imam Syafi’i.44 

Ibnu Kaṡīr dilahirkan tepat di desa Mijdal dalam wilayah Bushara (Baṣrah) pada 

tahun 705 H.45  Merupakan keturunan yang terhormat. Dinyatakan Ibnu Kaṡīr dalam 

karyanya al-Bidaya Wa al-Nihaya bahwa ayahnya wafat pada tahun 703 H. Di desa 

Mijdal Ketika usianya tiga tahun, dan Ia tidak sempat mengenalinya.46 

                                                
42Ibnu Kaṡīr, Tafsīr Ibnu Kaṡīr, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kotob al-‘Ilmiyah , 1998), h. 1. 
43Ibnu Kaṡīr, al-Bidayahwa al-Nihayah, terj. Ahmad bin Abdu al-Razzaq al-Khani, Mukhtasar 

Bidayah wa Nihayah, Edisi Lengkap, Jilid 1 (t.d.), h. 13. 
44Heri Hamdani, “Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur’an(Studi 

Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad)”, Tesis (Jakarta :Konsentrasi Ilmu 

Tafsir, Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta .2019), h. 92. 
45Syaikh Manna’ al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu al-Qur’an, terj. Dari bahasa Arab oleh H. 

Aunur Rofiq el-Mazni (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 478. 
46Al-hafidz ‘Imaduddin Abu al-Fida ‘Ismail Ibnu Katsir, hlm. Xv. 
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Al-Hafiẓ Ibnu Kaṡīr wafat pada hari kamis, 26 Sya’ban 774 H di usia 74 tahun. 

Dimakamkan di sebelah kuburan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di pemakaman al-Ṣufiah 

kawasan Damaskus, sebagaimana yang telah ia wasiatkan.47 

Sejarah mencatat Ibnu Kaṡīr hidup pada zaman di mana ilmu pengetahuan 

berkembang dengan pesat. Beliau tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan 

Dinasti Mamluk, yaitu dinasti yang berkuasa di Mesir setelah berakhirnya kekuasaan 

dinasti Ayyubiyah.48 

Kata Mamluk sendiri berarti para budak. Mereka adalah para budak bangsa Turki 

dan bangsa Mongol yang dibeli oleh Sultan Mālik al-Ṣāliḥ, penguasa terakhir Dinasti 

Ayyubi. Mereka ditempatkan di pulau kecil, Rawḍah di banjaran Sungai Nil. Sultan 

membeli budak-budak tersebut sebagai pelayannya. Ternyata, dalam perkembangannya 

mereka memiliki kemahiran dalam bidang kemiliteran dan loyalitasnya yang tinggi 

sehingga di antara mereka diberi kedudukan sebagai komandan pasukan dinasti Ayyubi 

dan menghantarkan mereka merengkuh kekuasaan di Mesir. Pada perjalanannya dinasti 

Mamluk terbagi menjadi dua, Mamluk Bahri dan Mamluk Burji.49 

Mamluk Bahri adalah para budak yang dibeli oleh Sultan Mālik al-Ṣāliḥ, yang 

pada akhirnya mendapatkan posisi strategis di bidang kemiliteran, sebagaimana yang 

dijelaskan sebelumnya. Sedangkan Mamluk Burji atau dikenal juga dengan Mamalik 

Jarakisyah50 adalah kaum mamluk yang didatangkan oleh Sultan Qalawun, sultan ke-9 

dari dinasti mamluk bahri, yang menempatkan mereka di benteng-benteng yang 

bermenara (burūj). Oleh karena itu, dari kata ini, mereka disebut Mamluk Burji. Pada 

                                                
47Maliki, Tafsir Ibnu Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 

1 no. 1 (Januari-Juni 2018), h. 76.  
48Heri Hamdani, “Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur’an(Studi 

Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad)”, h. 97. 
49Heri Hamdani, “Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur’an(Studi 

Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad)”, h. 97-98. 
50Heri Hamdani, “Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur’an(Studi 

Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad)”, h. 98. 
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awalnya, Mamluk Burji didatangkan untuk menjadi pengawal keluarga sultan, khususnya 

keturunan Sultan Qalawun.51 

Ibnu Kaṡīr hidup antara rentang tahun 700-774H/1300-1373 M dan berusia 73 

tahun. Berdasarkan hal ini, maka Ibnu Kaṡīr hidup pada masa pemerintahan dinasti 

mamluk bahri yang berkuasa tahun 648-792H/1250-1390M atau sekitar 140 tahun.52 

b. Latar Belakang Pendidikan 

Sejak kecil seluruh waktunya dihabiskan untuk ilmu pengetahuan. Ia mengkaji, 

mempelajari dan mengenal berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ibnu Kaṣīr menghafal 

dan menulis banyak buku. Ia mempunyai memori yang kuat dan kemampuan memahami. 

Ia juga menguasai perangkat bahasa dan merangkai syair. Di usia tujuh tahun ia 

mengunjungi Damaskus bersama saudaranya.53  Selama bertahun-tahun Ibnu Kaṡīr  

tinggal di Damaskus. Bersama kakaknya ia hidup sederhana. Meski demikian, tekadnya 

untuk menuntut ilmu sangat besar.54 

Di Damaskus ia belajar pada Ibnu Syahnah, al-Amidi, Ibnu Asakir dan imam 

lainnya. Ia pernah mendampingi al-Mizzi dan membaca padanya kitab Tahżīb al-Kamal 

lalu dinikahkan dengan putrinya yang bernama Zainab. Ia menimba ilmu dari Ibnu 

Taimiyah dan mendapat ujian karena kecintaannya kepadanya.55 

Di usia yang relatif muda, ia mendalami ilmu hadis kepada al-Mizzi, ia menghafal 

banyak matan, mengenali sanad, menilai kualitas perawi, biografi tokoh, dan sejarah. 

                                                
51Heri Hamdani, “Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur’an(Studi 

Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad)”, h. 98. 
52Heri Hamdani, “Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur’an(Studi 

Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad)”, h. 98. 
53Mani’ Abd Halim Mahmud, Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir, 

terj. Faisal Saleh dan Syahdianor, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2006), h. 64. 
54Saiful Amin Ghofur, Mozaik Mufasir Al-Qur‟an dari Klasik Hingga Kontemporer, (Yogyakarta: 

Kaukaba, 2013), h. 75. 
55Muhammad Husein Adz-Dzahabi, Ensiklopedia Tafsir,. h. 229. 
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Selain itu juga, ia mendengar hadis langsung dari ulama Hijaz serta memperoleh ijazah 

dari al-Wāni.56 

Pada tahun 1348 M, Ibnu Kaṡīr menggantikan gurunya al-Zahabi di Turba Umm 

Salih (Lembaga Pendidikan). Kemudian ia diangkat menjadi kepala Dar al-Hadis al-

Asyrafiyah (Lembaga Pendidikan Hadis) setelah meninggalnya hakim Taqiuddīn as-

Subki tahun 1355 M.57  Pada bulan Syawal 767 H Ibnu Kaṡīr dianugerahi jabatan imām 

dan guru besar tafsir di masjid negara (Masjid Umayyah Damaskus), oleh Gubernur 

Mankali Bugha.58 

Rihlah ilmiyah atau perjalanan keilmuan Imam Ibnu Kaṡīr: Sejak umur tujuh 

tahun (ada juga pendapat yang menyebut tiga tahun) Ibnu Kaṡīr sudah ditinggal oleh 

ayahnya yang meninggal dunia. Sejak saat itu, ia diasuh oleh kakaknya (Kamal al-Din 

Abd Wahhab) di Damaskus. Dari sinilah Ibnu Kaṡīr memulai pengembaraan keilmuannya 

dengan banyak bertemu dengan para ulama-ulama besar pada saat itu, termasuk Syaikh 

al-Islam Ibnu Taimiyah, dan juga Baha al-Dīn al-Qasimī bin Asakir (w. 723), Isḥāq bin 

Yahya al-Amidi (w. 728).59 

Para ahli meletakkan beberapa gelar keilmuan kepada Ibnu Kaṡīr, sebagai 

kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang keilmuan yang ia geluti, yaitu:60 

1) Al-Ḥafiẓ, orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 hadis, matan maupun 

sanad, walaupun dari beberapa jalan, mengetahui hadis sahih, serta mengetahui 

istilah ilmu hadis. 

                                                
56Saiful Amin Ghofur, Mozaik Mufasir Al-Qur‟an, hlm. 76. 
57Saiful Amin Ghofur, Mozaik Mufasir Al-Qur‟an dari Klasik Hingga Kontemporer, (Yogyakarta: 

Kaukaba, 2013), h. 75. 
58Nur Faizin Maswan, Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 

h. 41. 
59Maliki, Tafsir Ibnu Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya, h. 77 
60Heri Hamdani, “Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur’an(Studi 

Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad)”, h. 94. 
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2) Al-Muḥaddiṡ, orang yang ahli mengenai hadis riwayah dan dirayah. Dapat 

membedakan cacat dan sehat, mengambilnya dari imam-imamnya, serta dapat 

mensahihkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.  

3) Al-Fāqih, gelar keilmuan bagi ulama yang ahli dalam ilmu hukum Islam (fiqih). 

Namun tidak sampai pada tingkat mujtahid. Ia menginduk pada suatu mazhab yang 

ada, tapi tidak taqlid.  

4) Al-Mu’arrikh, seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan.  

5) Al-Mufassir, seorang yang ahli dalam bidang tafsir, yang menguasai perangkat-

perangkatnya berupa ‘ulum al-Quran dan memenuhi syarat-syarat mufassir.  

Di antara lima predikat tersebut, al-Ḥafiẓ merupakan gelar yang paling sering 

disandangkan pada Ibnu Kaṡīr. Ini terlihat pada penyebutan namanya pada karya-

karyanya atau ketika menyebut pemikirannya. 

c. Keahlian 

Keahlian Ibnu Kaṡīr terlihat banyak mendalami ilmu-ilmu keislaman lainnya, 

selain dalam bidang tafsir Ibnu Kaṡīr juga sangat menguasai bidang hadis, fiqih, dan 

sejarah. Hal itu dibuktikan dengan banyak karya-karyanya yang berkaitan dengan hal 

tersebut. Maka dari itu, sangat wajar jika dia diberi gelar sebagai mufassir, muhaddiṡ, 

faqīh dan muarrikh.61 

Karir intelektual Ibn Kaṡīr mulai menanjak setelah beliau banyak menduduki 

jabatan-jabatan penting sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Misalnya dalam bidang 

hadis.62 pada tahun 748 H/1348 M, Ibnu Katsīr menggantikan gurunya Muḥammad ibn 

Muḥammad al-Zahabi (1284-1348 M) di Turba Umm Salih (lembaga Pendidikan), dan 

pada tahun 756 H/1355 M. diangkat menjadi kepala Dār al-Hadiṡ al-Asyrafiyah (lembaga 

pendidikan Hadis) setelah meninggalnya Hakimīn al-Subki (683-756 H/1284-1355 M). 

                                                
61Maliki, Tafsir Ibnu Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya, h. 77 
62Muhammad Husain Adz-Zahabi, Israiliyyat Dalam Tafsir dan Hadis, Tejemahan Didin 

Hafidhuddin, (Cet. I; Jakarta: Pt. Litera Antar Nusa, !989), h. 133. 
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kemudian tahun 768 H/1366 M diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali Buga 

di Masjid Umayah Damaskus.63 

d. Para Guru dan Para Murid 

Imām Ibnu Kaṡīr banyak belajar dari beberapa syaikh, berikut nama guru-guru 

beliau yang memberi pengaruh besar pada dirinya,64  diantaranya adalah: Abdullah bin 

Muḥammad bin Husain bin Gailan al-Ba’labaki, gurunya dalam bidang al-Quran. 

Muḥammad bin Ja’far bin Far’usy, gurunya dalam bidang qira’a. Ḍiya’uddīn Abdullah 

al-Zarbandī al-Nahwī, gurunya dalam bidang nahwu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. 

Pada banyak masalah Ibnu Kaṡīr banyak mengeluarkan pendapat gurunya yang satu ini, 

antara lain dalam masalah ṭalak. Ibrāhim bin Abd al-Rahman al-Gazzarī, gurunya dalam 

madzhab Syafi’i. Najmuddīn al-Aṡqalani, gurunya dalam bidang hadiṡ shahih muslim. 

Yusuf bin Abd al-Rahman al-Mazzī. Banyak hal yang dipelajari Ibnu Kaṡīr dari gurunya 

ini, hingga ia menikahi putrinya yang bernama Zainab. Al-hafiẓ aż-Żahabi, gurunya 

dalam ilmu hadiṡ dan ilmu tafsir. Al-Qasim bin Muhammad al-Barazilī, gurunya dalam 

ilmu sejarah. 

Dikutip dari Tesis Heri Hamdani, menurut al-Dāwūdi dalam Thabaqāt al-

Mufassirīn ,Ibnu Kaṡīr memiliki 16 orang guru yang sangat mempengaruhinya. Guru-

guru tersebut adalah:65 Ibnu Taimiyah, Burḥān al-Dīn al-Fizārī, Al-Kamāl bin Qādhī 

Suhbah, Abū Ḥajāj al-Mizzī yang kemudian menjadi mertuanya, Ibnu Suwaid, Qāsim bin 

Asākir, Ibnu Sahna, Ibnu Zarād, Al-Wāni, Ibnu Rāḍi, Al-Dābūsī, Al-Wāni, Al-Ḥuṭnī, Al-

Aṣfahānī, Al-Ḥajjār, Al-Żahabī. 

Salah satu di antara 16 orang guru yang sangat mempengaruhinya adalah Syeikh 

al-Islam Taqiyyu al-Dīn bin Taimiyah. salah satu gurunya yang paling banyak beliau ikuti 

                                                
63Maliki, Tafsir Ibnu Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya, h. 78 
64Al-hafidz ‘Imaduddin Abu al-Fida ‘Ismail Ibnu Katsir, h. Xvi. 
65Heri Hamdani, “Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur’an(Studi 

Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad)”, h. 95. 
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pendapatnya, sehingga dikenal pula bahwa Ibnu Kaṡīr adalah murid Ibnu Taimiyah yang 

paling terkenal, alur pemikiran Ibnu Kaṡīr sangat kental dengan pemikaran Ibnu 

Taimiyah, sehingga tidak heran Ibnu Kaṡīr adalah pembela utama Ibnu taimiyah.66 

Adapun murid-murid Ibnu Kaṡīr itu banyak, yang terkenal dari mereka antara lain: 

Saidu al-Dīn al-Nawawi, Syihabu al-Dīn bin hajji, Syekh Abul Khoir Muḥammad bin al-

Juzari, Badru al-Dīn al-Zarkasyi. 

e. Karya-Karya 

Imam Ibnu Kaṡīr mempunyai banyak karya dari berbagai bidang, diantaranya: 

Tafsir al-Quran al-Aẓīm, Faḍāilu al-Quran, Jamiul masanid wa al-Sunan, Al-Baits al-

Hatsits ila Ma’rifati Ulūmil Hadis, Ikhtishar fihi Muqaddimah Ibnu Salah, Takhrij ahadits 

adillah at-Tanbih fi furu‟il fiqihi as-Syafi’I, At-Takmila fi ma’rifah al-Siqat wa al-Du’afa 

wa al-Mujahal, Takhrij ahadits mukhtashar Ibnu Hajib fi ushulil fiqihi indal malikiyyah, 

Syarah Ṣohih Bukhāri, Musnad as-Syaikhāini: al-Bukhāri wa Muslim, Musnad Umar bin 

Khattab, Al-Muqaddimah ai fil Mustholahil Gholiban, Syi‟bul Iman, Makhtutun fi 

Tsalasi Warakatin, Syarhu Hadisi “al-Imanu Bidhun‟ Wa Sittuna Syu‟bah, Ikhtishar 

Kitab al-Madkhal ila as-Sunnanil Qubra lil Baihaqi. Dan masih banyak lagi karya-karya 

dari Imam Ibnu Kaṡīr.67 

2. Metode Tafsir 

1) Selayang Pandang 

Tafsir Ibnu Kaṡīr adalah salah satu kitab tafsir al-Quran yang memuat penjelasan 

ayat-ayat di dalam al-Quran, baik ayat-ayat muhkam ataupun ayat-ayat yang mutasybih 

agar lebih jelas, tidak salah paham dalam memahaminya dan memudahkan bagi para 

pengkaji untuk meneliti juga mencari hukum di dalam al-Quran. Di dalam kitab tafsir 

Ibnu Kaṡīr penjelasan ayat-ayat yang di kemukakan oleh beliau memuat hadits-hadits 

                                                
66Mustafa Abdul Wahid, As-Siratun Nabawiyah Li Ibnu Katsir, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990, 

h. 5 
67Rasihan Anwar, Melacak Unsur-Unsir Israiliyyat Dalam Tafsir al-Tabari dan Tafsir Ibnu 

Katsir, (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 70 
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Nabi, periwayatan dan banyak lagi. Selain itu, kitab tafsir Ibnu Kaṡīr juga menjelaskan 

makna surah, Fadhilah surah, penjelasan ulama terkemuka dan lain- lain. 

Dari Tampilan sampul kitab tafsir Ibnu Kaṡīr sama seperti sampul kitab pada 

umumnya yang memuat nama kitab (Tafsīr al-Quran al-‘Ażīm), nama pengarang al-Imām 

al-Hāfiẓ ‘Imādu al-Dīn Abī al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṡīr al-Dimasyqī, tahun 

wafat, nama pentahqiq, keterangan jilid dan cakupan surahnya serta tak terlupakan tempat 

terbitnya.  

Kitab Tafsir Ibnu Kaṡīr terdiri dari 8 jilid dengan jumlah keseluruhan 4.050 

halaman. Edisi pertama dan di terbitkan oleh Dār al-Kotob al-‘Ilmīyah di Beirut, Lebanon 

pada tahun 1419 H/1998 M. ISBN 2-745-2221-5. 

2) Latar Belakang Mufassir Dalam Menyusun Kitab Tafsirnya 

Latar Belakang Mufassir Dalam Menyusun kitab Tafsirnya Sebelum pemaparan 

tentang metode penafsiran Ibnu Katsīr, terlebih dahulu di jelaskan terkait dengan 

sejarah/seputar penulisan tafsir Ibnu Katsīr. Dikutip dari Rosihan Anwar “Melacak 

Unsur-unsur Israiliyat” Pada umumnya para penulis sejarah tafsir menyebut Tafsir Ibnu 

Kaṡīr dengan nama Tafsīr al-Qurān al-‘Aẓīm. Namun, berdasarkan literatur-literatur yang 

ada, tafsir yang ditulis oleh Ibnu Kaṡīr ini belum ada kepastian mengenai judulnya. 

Karena nampaknya Ibnu Katsīr tidak pernah menyebut secara khusus nama kitab 

tafsirnya, seperti yang biasa dilakukan oleh penulis-penulis klasik lainnya yang menulis 

judul kitabnya pada bagian mukaddimah, akan tetapi, Ali al-Shabuny berpandangan 

bahwa nama tafsir itu adalah pemberian dari Ibnu Kaṡīr sendiri.68 

Oleh karena itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi bahwa nama tafsirnya 

dibuat oleh ulama-ulama setelahnya, yang tentunya judul tersebut bisa menggambarkan 

tentang isi dari kitab tafsir itu. Dan bisa jadi juga Tafsīr al-Qurān al-Aẓīm ditulis oleh 

Ibnu Kaṡīr sendiri. Terlepas dari kesimpangsiuran tersebut, karena tidak adanya bukti 

                                                
68Suharjianto dan Rofi Atina Maghfiroh, Jahiliyyah Dalam Penafsiran Ibnu Katsir, Journal of 

Quran Tafseer Studies, 1 no.1 (2022), h. 18 
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secara empiric tentang nama kitab tafsir ini, dan tidak adanya akses untuk bisa meneliti 

lebih jauh, yang pastinya ada kitab tafsir yang ditulis sendiri oleh Ibnu Kaṡīr.69 

3) Sumber Rujukan 

Ketika berbicara tentang geneologi keilmuan, adalah suatu yang niscaya bahwa 

pemikiran seseorang pasti, sengaja atau tidak disengaja akan dipengaruhi oleh pemikiran-

pemikiran sebelumnya. Misalnya, filsafat Islam sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani 

yang jauh lebih dulu berekembang. Sedangkan dalam tafsirnya, Ibnu Kaṡīr banyak 

dipengaruhi oleh ulama-ulama terdahulu seperti Tafsir Ibnu Aṭiyyah, Tafsir Ibnu Jarīr al-

Ṭabarī, Ibnu Abi Hatim, dan beberapa ulama terdahulu lainnya.70 

Dilihat dalam kitab tafsir Ibnu Kaṡīr, pada sumber referensi yang beliau pakai 

sangat jelas terdapat pada setiap bagian footnote (catatan kaki), diantara kutipan beliau 

adalah : 

a) Al-Bidāyah wa al-Nihāyah (terdapat dihaaman ke 3 jidil pertama) 

b) ‘Ibādah al-Tafsīr karya Ibnu Kaṡīr (terdapat dihalaman ke 4 jilid pertama) 

c) Tafsīr al-Ṭabarī (terdapat dihalaman ke 3 mukaddimah pengarang jilid pertama) 

d) Ṣahih al-Bukharī (terdapat dihalaman ke 10 mukaddimah pengarang jilid pertama) 

e) Sunan al-Tirmiżī (terdapat dihalaman ke 12 mukaddimah pengarang jilid pertama) 

f) Musnad Aḥmad (terdapat dihalaman ke 184 jilid ke 2) 

g) Sunan Abī Dāwud (terdapat dihalaman ke 185 jilid ke 2) 

Dan tentunya secara umum pemkirannya banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah 

selaku gurunya.71 

4) Sistematika Penyusunan 

                                                
69Suharjianto dan Rofi Atina Maghfiroh, Jahiliyyah Dalam Penafsiran Ibnu Katsir, Journal of 

Quran Tafseer Studies, h. 20 
70Suharjianto dan Rofi Atina Maghfiroh, Jahiliyyah Dalam Penafsiran Ibnu Katsir, Journal of 

Quran Tafseer Studies. H. 22 
71Suharjianto dan Rofi Atina Maghfiroh, Jahiliyyah Dalam Penafsiran Ibnu Katsir, Journal of 

Quran Tafseer Studies, h.25 
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Sistematika yang ditempuh Ibnu Kaṡīr dalam tafsirnya, yaitu menafsirkan dari 

uraian makna kosa-kata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antar pemisah 

(munāsabah) sampai sisi-sisi pemisah antar keterkaitan itu (wajh al-munāsaba) asbab al-

nuzul, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi SAW., sahabat, dan tabi’in. Prosedur ini 

dilakukan dengan mengikuti susunan mushaf al-Quran,72 ayat demi ayat dan surat demi 

surat, dimulai dengan surat al-Fatiḥaḥ dan diakhiri dengan surat al-Nāss, maka secara 

sistematika tafsir ini menempuh tartib mushaf.73 

1) Pendahuluan 

Seperti muqaddimah pada umumnya, Ibnu Kaṡīr mengungkapkan rasa syukur 

kepada Allah subḥānahū wata’ālā dan shalawat kepada baginda Rasulullah Muḥammad 

ṣallallāhu ‘alahi wa sallam.  

Selanjutnya Ibnu Kaṡīr telah menjelaskan tentang cara penafsiran yang paling baik 

atau prinsip-prinsip penafsiran secara umum yang disertai dengan alasan jelas yang 

ditempuh dalam penulisan tafsirnya. Apa yang disampaikan Ibnu Kaṡīr dalam 

muqadimahnya sangat prinsipil dan lugas dalam kaitannya dengan tafsir al-Ma’tsur dan 

penafsiran secara umum. 

2) Pembahasan 

Berdasarkan sistematika penyusunan per jilid, maka penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. JILID I  

Terdiri dari juz ke 1 sampai Juz ke 3 mengandung pembahsan tentang.74 

a. Muqaddimah 

b. Muqaddimah pengarang 

                                                
72Abdul Hayyān al-Farmawi, Al-Bidayah Fī al-Tafsīr al-Mauḍu’I, Dirāsah al-Manhajiayyah 

Mauḍu’iyyah, terj. Rosihon Anwar, Metode Tafsir Mauḍu’i dan cara penerapannya (Bandung: Pustaka 

Setia,2002), h. 24. 
73Hasan Bisri, Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir (Cet. I; Bandung: LP2M UIN SGD, 2020), 

h. 41-42. 
74Ibnu Kaṡīr, Tafsir al-Qur’an al-A’dzim, (Jilid 1; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) h. 3-574. 
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c. Penafsiran surah al-Fatihah 

d. Penafsiran surah al-Baqarah 

Jilid 1 terdiri dri 584 halaman. 

2. JILID II 

Terdiri dari juz ke 3 samapi juz ke 6 mengandung pembahasan tentang.75 

a. Penafsiran surah `Āli-‘Imran 

b. Penafsiran surah al-Nisā’ 

Jilid II terdiri dari 584 halaman. 

3. JILID III 

Terdiri dari juz 6 samapai juz ke 9 mengandung pembahasan tentang.76 

a. Penafsiran surah al-Ma`idah 

b. Penafsiran surah al-An’ām 

c. Penafsiran surah al-A’rāf 

Jilid III terdiri dari 495 halaman. 

4. JILID IV 

Terdiri dari juz ke 9 sampai juz ke 14 mengandung pembahasan tentang.77 

a. Penafsiran surah al-Anfāl 

b. Penafsiran surah al-Taubah 

c. Penafsiran surah Yūnus 

d. Penafsiran surah Hūd 

e. Penafsiran surah Yūsuf 

f. Penafsiran surah al-Ra’d 

g. Penafsiran surah `Ibrahim 

h. Penafsiran surah al-Ḥijr 

                                                
75 Ibnu Kaṡīr, Tafsīr Ibnu Kaṡīr, Jilid 2, h. 3-434.  
76 Ibnu Kaṡīr, Tafsīr Ibnu Kaṡīr, Jilid 3, h. 3-488. 

77 Ibnu Kaṡīr, Tafsīr Ibnu Kaṡīr, Jilid 5, h. 3-528 



33 

 

 

 

i. Penafsiran surah al-Naḥl 

Jili IV terdiri dari 541 halaman 

5. JILID V 

Terdiri dari juz ke 15 sampai juz 18 mengandung pembahasan tentang.78 

a. Penafsiran surah al-`Isra’ 

b. Penafsiran surah al-Kahfi 

c. Penafsiran surah Maryam 

d. Penafsiran surah Ṭāḥa 

e. Penafsiran surah al-Anbiyā’ 

f. Penafsiran surah al-Ḥajj 

g. Penafsiran surah al-Mu`minūn 

Jilid V terdiri dari 447 halaman. 

6. JILID VI 

Terdiri dari juz ke 18 sampai juz ke 23 mengandung pembahasan tentang.79 

a. Penafsiran surah al-Nūr - surah Yāsīn 

Jilid VI terdiri dari 543 halaman 

7. JILID VII 

Terdiri dari juz ke 23 samapai juz 27 mengandung pembahsan tentang.80 

a. Penafsiran surah al-Wāqi’ah – al-Nās. 

Jilid ini terdiri dari 520 halaman. 

Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruan halaman jika dihitung dari 

keseluruhan jilid kitab tafsir Ibnu Kaṡīr berjumlah 4.050 halaman. 

3) Penutup 

                                                
78 Ibnu Kaṡīr, Tafsīr Ibnu Kaṡīr, Jilid 5, h. 3-437.  

79 Ibnu Kaṡīr, Tafsīr Ibnu Kaṡīr, Jilid 6, h. 3-532. 
80 Ibnu Kaṡīr, Tafsīr Ibnu Kaṡīr, Jilid 7, h. 3-471. 
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Pada bagian penutup, setelah mufassir menafsirkan QS. Al-Nas/114: 1-6, juga 

pada jilid-jilid sebelumnya, terdapat daftar pustaka disetiap bagian akhir jilid. Ternyata 

ada satu jilid yang memuat tentang indeks umum dari kitab tafsir Ibnu Kaṡīr . 

5) Langkah-Langkah Penafsiran 

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Ibnu Katsîr dalam penafsirannya adalah 

sebagai berikut:81 

Pertama, menyebutkan ayat yang ditafsirkan, kemudian ia menafsirkan dengan 

bahasa yang mudah dan ringkas. Dan jika memungkinkan ia juga menjelaskan ayat 

dengan ayat yang lain kemudian membandingkannya hingga makna dan maksudnya jelas. 

Kedua, mengemukakan berbagai hadits atau riwayah yang disandarkan kepada 

Nabi Ṣallallahu ‘alahi wa sallam, yang berhubungan dengan ayat yang sedang ditafsirkan.  

Ketiga, mengemukakan berbagai pendapat ulama terdahulu, dan ia juga 

mengemukakan pendapatnya sendiri dan terkadang ia sendiri bahkan tidak berpendapat. 

6) Bahasa Yang Digunakan 

Dalam hal ini Rasyid Riḍo berkomentar yang dikutip oleh Syaikh Manna’ al-

Qaṭṭan “Tafsir ini merupakan tafsir paling mayshur yang memberikan perhatian besar 

terhadap riwayat-riwayat dari masa ke masa dari para mufassir salaf, serta menjelaskan 

makna-makna ayat dan hukumnya, menjauhi pembahasan i’rab dan cabang-cabang 

balagha yang pada umumnya dibicarakan secara panjang lebar oleh kebanyakan mufassir, 

menghindar dari pembicaraan yang melebar pada ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan 

dalam memahami al-Qur’an secara umum atau hukum dan nasehat- nasehatnya secara 

khusus”.82 

Dalam tafsir Ibnu Kaṡīr aspek kosa kata dan penjelasan arti global, tidak selalu 

dijelaskan. Kedua aspek tersebut dijelaskan jika dianggap perlu. Kadang pada suatu ayat, 

                                                
81Nabila Fajriyanti Muhyin dan Muhammad Ridlwan Nasir, “Metode Penafsiran Ibnu Katsir 

Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim”, Jurnal Ilmu Al-Qur;an dan Tafsir, 8 no. 1 (Juni 2023), h. 153 
82 Syaikh Manna’ al-Qaththan, “Pengantar Studi Ilmu al-Qur’an, terj. Dari bahasa Arab oleh H. 

Aunur Rofiq el-Mazni (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 478. 
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suatu lafaz dijelaskan arti kosa kata, serta lafaz yang lain dijelaskan secara terperinci 

dengan memperlihatkan penggunaan istilah itu pada ayat-ayat lainnya.83 

7) Subtansi dan Kandungan Yang Dibahas 

Di samping itu, dalam tafsir Ibn Katsir terdapat beberapa corak tafsir. Hal ini 

dipengaruhi dari beberapa bidang kedisiplinan ilmu yang dimilikinya. Adapun corak-

corak tafsir yang ditemukan dalam tafsir Ibnu Kaṡīr  yaitu (1) corak fiqih, (2) corak ra’yi, 

(3) corak qira’at.84 

8) Penilaian Ulama Tentang Kitab Tafsir 

a) Keistimewaan 

Di antara ciri khas atau keistimewaannya ialah perhatiannya yang cukup besar 

terhadap apa yang mereka namakan “Tafsir Qur’an dengan Qur’an” dan sepanjang 

pengetahuan kami, tafsir ini merupakan tafsir yang paling banyak memuat atau 

memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian maknanya. Kemudian diikuti dengan penafsiran 

ayat dengan hadis-hadis marfu’ yang ada kaitannya dengan ayat yang sedang ditafsirkan. 

Serta menjelaskan apa yang dijadikan hujjah dari ayat tersebut. Kemudian diikuti pula 

dengan atsar para sahabat dan pendapat tabi’in dan ulama salaf sesudahnya. Termasuk 

keistimewaannya pula ialah disertakannya selalu peringatan akan cerita-cerita Isra’iliyat 

tertolak (munkar) yang banyak tersebar dalam tafsir-tafsir bil ma’ṡur, baik peringatan itu 

secara global maupun mendetail.85 

Syaikh Manna’ al-Qaththan menjelaskan tentang keistimewaan lain dari tafsir 

Ibnu Kaṡīr yaitu, daya kritisnya yang sangat tinggi terhadap cerita-cerita isra’ilya yang 

banyak tersebar dalam kitab-kitab tafsir bi al-Ma’tsur, baik secara global maupun 

mendetail. Ditambahkan Syaikh Manna’ al-Qaththan bahwa akan lebih baik lagi andai 

                                                
83Nur Faizin Maswan, Kajian Diskriptif Tafsîr Ibnu Katsîr, … , hlm. 64 
84Ali Hasan Ridha, Sejarah dan Metodologi Tafsir (terj), Ahmad Akrom, (Jakarta:Rajawali Press, 

1994), hlm. 59. 
85Manna’ Khalil Qaththan, Mabahits fi Ulum al-Qur‟an, terj. Mudzakir AS, Study Ilmu-Ilmu 

Qur‟an, op.cit., hlm. 528. 
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kata ia menyelidiki secara tuntas atau bahkan tidak memuatnya sama sekali Jika tidak 

untuk keperluan filterisasi dan penelitian. 

Selain itu hal yang paling istimewa dari tafsir Ibn Katsir adalah bahwa Ibn Katsir 

telah tuntas atau telah menyelesaikan penulisan tafsirnya hingga keseluruhan ayat yang 

ada dalam al-Qur’an, dibanding mufassir lain seperti Sayyid Rasyid Ridha (1282-1354 

H) yang tidak sempat menyelasaikan tafsirnya. 

b) Keterbatasan 

Muḥammad al-Gazāli, misalnya, menyatakan bahwapun Ibnu Kaṡīr berusaha 

menyeleksi hadis-hadis riwayat (secara relatif ketat), ternyata masih ada juga hadis-hadis 

yang sanadnya da’if dan kontradiktif. Hal ini tidak hanya ada dalam tafsir Ibnu Kaṡīr 

tetapi juga pada kitab-kitab tafsir bil ma’tsur pada umumnya. 

9) Metodologi Tafsir 

a) Metode Penafsiran 

Mengenai metode penafsiran yang digunakan oleh Ibnu Kaṡīr, dari hasil penelitian 

dan juga analisa terhadap model dari penafsiran yang dilakukannya, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Ibnu Kaṡīr menggunakan metode (manhaj) analitis (taḥlili). Kategori 

ini dikarenakan dalam penafsirannya, Ibnu Kaṡīr menafsirkan ayat demi ayat secara 

analitis menurut urutan mushaf. 86 

Bukti yang paling mencolok bahwa kitab tafsir Ibnu Kaṡīr ini memakai metode 

taḥlili adalah dari banyaknya jilid dari kitab ini yakni berjumlah 8 jilid. Selain itu, Ibnu 

Kaṡīr dalam kitab tafsirnya menafsirkan al-Quran dengan susunan ayat dan surat sesuai 

dengan urutan mushaf uṡmani juga diberikan penjelasa yang rinci dari keseluruhan 

aspeknya baik dari asbab al-nuzul, munasah, balaghah, mufradat, hingga hadits dan 

riwayat-riwayat dari berbagai ulama dan tabi’in.  

b) Pendekatan Penafsiran 

                                                
86Heri Hamdani, “Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur’an(Studi 

Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad)”, h. 103. 
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Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an, Ibnu Katsîr menggunakan pendekatan 

Tafsir bi al-ma‟tsûr. Caranya dengan mengemukakan seluruh ayat dalam Al-Qur‟an 

sesuai dengan susunan dalam mushaf, kemudian ditafsirkan dengan ayat-ayat lain yang 

mempunyai maksud yang sama dan didukung beberapa hadits yang berhubungan dengan 

ayat tersebut lengkap dengan sanadnya, dan disertai dengan riwayat-riwayat dan pendapat 

parasahabat, tabi‟in dan tabi‟ tabi‟in.87 

c) Corak Penafsiran 

Adapun mengenai corak penafsiran, Tafsir Ibnu Kaṡīr, Heri Hamdani berpendapat 

bahwa corak penafsirannya lebih cenderung pada corak penafsiran Fiqih, karena dalam 

menafsirkan suatu ayat terkadang Ibnu Katsîr menyantumkan pendapat dari Imam 

madzhab fiqih.88 

B. Gambaran Umum Tafsir Al-Ṭabarī dan Metodologinya 

1. Biografi Al-Ṭabarī 

a. Nama Lengkap dan Nasabnya 

Nama lengkap Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir al-Ṭabarī. Amul Thabaristan yang 

terletak di pantai selatan laut Thabaristan (laut Qazwayn) menjadi tanah kelahirannya 

pada tahun 224 H/837 M kemudian wafat di kota Baghdad pada tahun 310 H/923 M. Ia 

merupakan seorang ahli tafsir, sejarawan besar, ensiklopedia, ahli qira’at, ahli hadist, dan 

hali fiqih. Beliau sudah mulai menuntut ilmu pengetahuan pada usia yang terbilang cukup 

muda dengan kecerdasan yang sangat luar biasa.89 

Al-Ṭabarī adalah seorang hafidz al-Qur’an diusianya yang masih sangat muda, 

berkat kegigihan kedua orang tuanya dalam membimbing beliau, sehingga tidaklah  

                                                
87Heri Hamdani, “Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur’an(Studi 

Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad)”, h. 102. 
88Heri Hamdani, “Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur’an(Studi 

Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad)”, h. 104. 
89Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, (Jakarta: Amzarh, 2014), h.221 
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mengherankan apabila ia menjadi seorang ulama yang alim dengan ilmu yang luas. 

Dukungan keluarganya merupakan suaatu faktor pendorong yang sangat kuat dalam 

mempelajari ilmu agama, al-Ṭabarī menghabiskan banyak waktu dan hidupnya dengan 

berpindah-pindah wilayah dari satu tempat ketempat lain untuk mencari ilmu.90 

Baghdad adalah kota yang al-Ṭabarī jadikan sebagai tempatnya dalam menimbah 

ilmu pengetahuan. Tidak sedikit pelajar dari seluruh penjuru negeri datang untuk 

menuntut ilmu di kota Baghdad. Oleh karena itu al-Ṭabarī menjadikan Baghdad sebagai 

tujuannya. Ia bertujuan belajar pada Imam Ahmad bin Hanbal, namun sebelum tiba ke 

kota tersebut, Ahmad bin Hanbal telah mencapai ajalnya.91 

Setelah perjalanan waktu yang terbilang cukup lama dalam rihlah ilmiah dan 

kembali ke Baghdad, al-Ṭabarī kemudian telah menguasai banyak macam ilmu 

pengetahuan seperti ilmu hadist, ilmu Al-Qur’an, fiqih, sejarah, lughat, nahwu, dan syi’ir. 

Kota Baghdad menjadi saksi atas terciptanya karya-karya al-Ṭabarī dalam ilmu tafsir, 

sejarah, tahdzibul atsar (ahli sastra), kebudayaan Baghdad, teologi, dan berbagai 

karangannya, ia terus berkarya sampai ujung hayatnya.92 

Ahmad bin Kamil al-Qadi berpendapat bahwa al-Ṭabarī meninggal saat memasuki 

waktu magrib akhir ahad, antara dua hari pada akhir bulan syawal tahun 310 H. 

Dimakamkan ketika pagi tepatnya pada hari senin, di kota Baghdad. Diantar oleh banyak 

orang yang berkisar jutaan kemudian ia disholati selama beberapa bulan baik siang 

maupun malam. Beliau meninggalkan banyak maha karya ilmu pengetahuan seperti 

agama dan akhlak. Ibn kamil pernah bertanya kepada al-Ṭabarī, sebelum meninggal, 

wahai Abu Ja’far kamu adalah hujjah antara kami dan Allah, maka berilah kami wejangan 

                                                
90Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, h. 222 
91Abi Ja’far Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, Tafsir Jamī ’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’an, 

Jilid I, h.9 
92Abi Ja’far Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, Tafsir Jamī ’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’an, 

h.11 
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soal agama islam, dan jelaskan kepada kami supaya dapat selamat di dunia maupun 

akhirat? Ia berkata: perkara agamanya Allah sudah ada dalam kitab-kitabku dan 

perbanyak syahadat, perbanyak mengingat Allah, perbanyak wudhu, dan jagalah 

pandangan.93 

b. Latar Belakang Pendidikan 

Di Baghdad ia menuntut ilmu pada Muhammad bin Malik bin Abi Syawarib, 

Ishak bin Abi Israil, Ahmad bin Mani’ al-Baghawi, Muhammad bin Hamid ar-Rāzī, 

Ya’qub bin Ibrahim ad-Dawraqi, Umar bin Ali al-Falasi dan Sufyan bin Waqi’ serta 

ulama-ulama hadits, fiqih, tafsir, ilmu gramatik dan nahwu.94 

Di kota Mesir beliau menimbah pengetahuan pada Muhammad bin Musa al-

Harsyi, Muhammad bin Abdul a’la as-Shan’ani, Basyir bin Muadz, Muhammad bin 

Basyar Bundar, Muhammad bin Basyar al-Anazi dan masih banyak lagi. Dalam 

perjalanan ke kufah ia belajar pada syaikh-syaikh lainnya. Kemudian al-Ṭabarī pergi  

kekufah untuk menimbah ilmu pada Abi Kuraib Muhammad bin al-‘Ala al-Hamdani, 

Hannad bin Syari, Ismail bin Musa as-Sudda, lalu ia kembali lagi ke kota Baghdad 

kemudian menetap dalam waktu yang terbilang cukup lama disana serta belia mendalami 

fiqih madzhab syafi’i. Ia menetap tidak sebentar sampai akhir hayatnya di Baghdad, pada 

tahun-tahun terakhir sebelum meninggal dunia beliau pergi kebeberapa negara lain seperti 

Mesir, Syam, antara tahun 253 sampai 256 H serta singgah sebentar ke tanah 

kelahirannya, Thibristan tahun 290 H.95 

                                                
93Abi Ja’far Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, Tafsir Jamī ’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’an, 

h.11 
94Abi Ja’far Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, Tafsir Jamī ’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’an, 

h.10 

 
95Abi Ja’far Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, Tafsir Jamī ’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’an, 

h.10 
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Di kota mesir ia juga belajar pada Rabi bin Sulaiman al-Muradzi, dan Ismail bin 

Ibrahim al-Muzani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim Ibn Wahhab, Yunus bin 

Abdul A’la Ashdafy dan ulama lainnya. Beliau juga bertemu dengan 3 ulama mesir yakni; 

Imam Aimmah Ibn Huzaimah, Muhammad bin Nasir al-Marwazi dan Muhammad bin 

Harun ar-Rāzī.96 

c. Keahlian 

Al-Ṭabarī merupakan sejarawan besar dan ahli dalam bidang tafsir,hadis, qiraah 

dan fiqih. Ia mulai belajar pada usia yang sangat muda dengan kecerdasan yang sangat 

menonjol. Al-Ṭabarī merupakan seorang ulama yang sulit dicari bandingannya, banyak 

meriwayatkan hadis, luas pengetahuannya dalam bidang penukilan, penarjihan riwayat-

riwayat, dan sejarah para tokoh awal. Selain sebagai ahli tafsir, Al-Ṭabarī adalah ahli 

hadis, fiqih dan Tarikh yang mashur dan terkenal.97 

d. Para Guru dan Para Murid 

Ada beberapa guru Al-Ṭabarī, diantaranya adalah Muhammad bin Abdul Malik 

bin Abi asy-Syawarib, Ismail bin Musa as-Sanadi, Muhammad bin Abi Ma’syar, 

Muhammad bin Humaid ar-Razi, Abu Kuraib Muhammad ibnal A’la, Muhammad bin al-

Mutsan.98 

Ada beberapa murid Al-Ṭabarī adalah Abu Syuaib bin Abdillah bin al-Hasan bin 

al-Harani, Abul Qasim Ath-Thabrani, Ahmad bin Kamil al-Qadhi, Abu Bakar asy-Syafi’i, 

                                                
96Abi Ja’far Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, Tafsir Jamī ’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’an, h. 

10 
97Rina Susanti Abidin Bahren dan Sabil Mokodenseho, “Metode dan Corak Penafsiran Ath-

Thabari”, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis, 3 no. 1, h. 154 
98Rina Susanti Abidin Bahren dan Sabil Mokodenseho, “Metode dan Corak Penafsiran Ath-

Thabari”, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis, 3 no. 1, h. 156 
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Mukhallad bin Ja’far al-Baqrahi, Abu Muhammad ibnu Zaid al-Qadhi, Ahmad bin al-

Qasim al-Khasysyab, dan Abu Amr Muhammad bin Ahmad bin Hamdan.99 

e. Karya-Karya 

Karya-karya Al-Ṭabarī, diantaranya: Adab al-Manasik, Adab an-Nufus, Ikhtilaf 

al-Ulama al-Amshar, Ahadits Ghodir Khom, Al-Bashir (aw Tabshir) fi Ulumuddin, 

Tahdzib al-Atsar wa Tafshil ats-Tsabit min Akhbar, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, Dzail 

al-Mudzil, Sharaih as-Sunnah, Kitab al-Adad wa Tanzil, Kitab Fadhail, Mukhtashar al-

Faraid, Al-Musnad al-Mujarad, Lathif al-Quran fi Ahkam Syarai’ al-Islam, Ibaratil ar-

Ru’ya lam Yatmuhu.100 

2. Metodologi Tafsir 

1) Selayang Pandang 

Tafsir Al-Ṭabarī adalah salah satu kitab tafsir al-Quran yang memuat penjelasan 

ayat-ayat di dalam al-Quran, baik ayat-ayat muhkam ataupun ayat-ayat yang mutasybih 

agar lebih jelas, tidak salah paham dalam memahaminya dan memudahkan bagi para 

pengkaji untuk meneliti juga mencari hukum di dalam al-Quran. Di dalam kitab tafsir Al-

Ṭabarī penjelasan ayat-ayat yang di kemukakan oleh beliau memuat hadits-hadits Nabi, 

periwayatan dan banyak lagi. Selain itu, kitab tafsir Al-Ṭabarī juga menjelaskan makna 

surah, Fadhilah surah, penjelasan ulama terkemuka dan lain- lain. 

2) Latar Belakang Mufassir Dalam Menyusun Kitab Tafsirnya 

Kitab tafsir Al-Ṭabarī (Tafsir al-Tha'labi) tidak ditulis oleh Imam Al-Ṭabarī  

sendiri, tetapi oleh seorang ulama bernama Abu Ishaq Ahmad ibn Muhammad ibn 

Ibrahim ath-Tha'labi (963-1035 M). Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ahmad ibn 

Muhammad ibn Ibrahim ibn Kathir ibn Ghalib ibn Sa'd ibn Katsir ibn Tha'labah ibn Sa'd 

                                                
99Rina Susanti Abidin Bahren dan Sabil Mokodenseho, “Metode dan Corak Penafsiran Ath-

Thabari”, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis, 3 no. 1, h. 156 
100Aan Farhani dan Taufiq Hidayat, “Studi Naskah Kitab Tafsir Bahasa Arab: Jami’ al-Bayan Fi 

Ta’wil al-Qur’an Karya Imam al-Thabari”,  Tafsere, 10 no 1 (2022), h. 43 
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al-Khurasani ath-Tha'labi. Beliau merupakan seorang ulama dan mufassir (ahli tafsir) 

terkenal pada zamannya.101 

Latar belakang penyusunan kitab tafsir Al-Ṭabarī berkaitan dengan ketertarikan 

Abu Ishaq ath-Tha'labi pada ilmu tafsir dan usaha untuk menyebarluaskan pengetahuan 

tentang tafsir Al-Quran.102 Beliau menyusun kitab tafsir ini dengan tujuan untuk 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan pesan Al-Quran, serta 

untuk menjelaskan ayat-ayat yang mungkin memerlukan penafsiran lebih lanjut.103 

Tafsir Al-Ṭabarī  ditulis pada abad ke-11 Masehi dan menjadi salah satu karya 

tafsir klasik yang terkenal dalam dunia Islam. Kitab ini terdiri dari berbagai komentar dan 

penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan historis, gramatikal, dan sebab-

sebab turunnya (asbabun nuzul). Tafsir ini juga mencakup riwayat hidup Nabi 

Muhammad SAW dan riwayat hadis-hadis yang terkait dengan ayat-ayat tertentu.104 

Karya ini membantu umat Islam untuk memahami konteks dan situasi saat wahyu 

diturunkan, serta memberikan wawasan mendalam tentang pesan-pesan Al-Quran. Tafsir 

Al-Ṭabarī menjadi salah satu referensi utama bagi para sarjana dan penuntut ilmu dalam 

memahami Al-Quran, dan sampai hari ini, karya ini masih dipelajari dan dihargai oleh 

umat Islam di seluruh dunia.105 

3) Sumber Rujukan 

Tafsir Al-Ṭabarī (Tafsir Ibnu Jarir Al-Ṭabarī) adalah salah satu karya tafsir Al-

Quran yang paling terkenal dalam dunia Islam. Kitab tafsir ini mencakup banyak referensi 

                                                
101Sofyan Saha, Perkembangan Penulisan Tafsir al-Qur’an di Indonesia Era Reformasi, Jurnal 

Lektur Keagamaan, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Balitbang Kemenag. 13 no. 1, h. 61-62 
102Thamem Ushama, Metodologi Tafsir al-Qur’an Kajian Kritis Objektif dan Konprehensif, 

(Cet. I; Jakarta: Penerbit Riora Cipta, 2000), h. 68 
103Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir Al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 

2008), h. 69  
104Nia Nuraida dan Lilis Nurteti. Fungsi Membaca Dalam Konsep Pendidikan Islam (Studi 

Analisis Terhadap Tafsir al-Qur’an Surah al-‘Alaq Ayat 1-5 Dalam Tafsir Jami’ul Bayan Fi Ta’wil al-

Qur’an Karya Ath-Thabari), Jurnal Tarbiyah al-Aulad 1, no 2 (2016), h. 79 
105Manna Khali al-Qatthan, Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an, (Cet. III; Litera Antar Nusa, 1996), h. 

527. 
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dan sumber yang digunakan oleh Imam Al-Ṭabarī dalam menyusunnya. Beberapa sumber 

utama yang digunakan dalam kitab tafsir ini adalah:106 

a) Al-Quran itu sendiri: Imam Al-Ṭabarī menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama 

dalam kitab tafsirnya. Ayat-ayat Al-Quran digunakan sebagai rujukan untuk 

menjelaskan ayat-ayat lain dan saling menguatkan makna. 

b) Hadis Nabi Muhammad SAW: Imam Al-Ṭabarī merujuk pada hadis-hadis Nabi 

Muhammad SAW yang berkaitan dengan ayat-ayat tertentu untuk memberikan 

penjelasan lebih lanjut tentang konteks dan makna ayat tersebut. 

c) Riwayat dari Sahabat Nabi: Imam Al-Ṭabarī juga merujuk pada riwayat-riwayat dari 

para sahabat Nabi, karena mereka merupakan sumber otoritatif dalam memahami tafsir 

Al-Quran. 

d) Pendapat Para Ulama Terdahulu: Imam Al-Ṭabarī  sering menyebutkan pendapat-

pendapat dari para ulama terdahulu, seperti para sahabat, tabi'in, dan ulama dari 

generasi awal Islam, untuk memberikan pandangan yang beragam tentang tafsir ayat-

ayat Al-Quran. 

Pendapat Para Ahli Bahasa dan Tafsir: Imam Al-Ṭabarī juga menggunakan 

referensi dari para ahli bahasa dan tafsir untuk memberikan penjelasan tentang makna 

kata-kata dan ungkapan dalam Al-Quran. 

4) Sistematika Penyusunan 

Kitab Tafsir Al-Ṭabarī atau Tafsir Al-Ṭabarī adalah salah satu tafsir Al-Quran 

yang dihasilkan oleh seorang ahli tafsir besar, yaitu Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir 

Al-Ṭabarī  (wafat 310 H/923 M). Kitab ini dikenal dengan berbagai nama, antara lain 

"Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran" dan "Tafsir al-Thabari. "Sistematika penyusunan 

Kitab Tafsir Al-Ṭabarī  mengikuti gaya tafsir klasik dan biasanya berurutan berdasarkan 

susunan Al-Quran, mulai dari Surah al-Fatihah hingga Surah an-Nas. 

                                                
106Fuad Hasan dan Keontjaraningrat. Beberapa Asas Metodologi Ilmiah: dalam metode-metode 

Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1977) h, 16 
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a) Pendahuluan 

Seperti muqaddimah pada umumnya, Al-Ṭabarī mengungkapkan rasa syukur 

kepada Allah subḥānahū wata’ālā dan shalawat kepada baginda Rasulullah Muḥammad 

ṣallallāhu ‘alahi wa sallam.  

Selanjutnya Al-Ṭabarī telah menjelaskan tentang cara penafsiran yang paling baik 

atau prinsip-prinsip penafsiran secara umum yang disertai dengan alasan jelas yang 

ditempuh dalam penulisan tafsirnya. Apa yang disampaikan Ibnu Kaṡīr dalam 

muqadimahnya sangat prinsipil dan lugas dalam kaitannya dengan tafsir al-Ma’tsur dan 

penafsiran secara umum.  

b) Pembahasan 

Berdasarkan sistematika penyusunan per jilid, maka penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. JILID I  

Terdiri dari surah al-Fatihah sampai surah al-Baqarah ayat 60 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Mukadimah tahqiq 

b. Pengantar penulis 

c. Penakwilan Isti’adzah 

d. Penakwilan surah al-fatihah 

e. Surah al-Baqarah ayat 1 – 60 

Jilid I terdiri 781 halaman. 

2. JILID II  

Terdiri dari surah al-Baqarah ayat 61 sampai al-Baqarah ayat 176 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Surah al-Baqarah ayat 61 - 176 

Jilid II terdiri 773 halaman. 
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3. JILID III 

Terdiri dari surah al-Baqarah ayat 177 sampai ayat 232 mengandung pembahasan 

tentang: 

a. Surah al-Baqarah ayat 177 - 232 

Jilid III terdiri 896 halaman. 

4. JILID IV  

Terdiri dari surah al-Baqarah ayat 233 sampai ayat 286 mengandung pembahasan 

tentang: 

a. Surah al-Baqarah ayat 233 - 286 

Jilid IV terdiri 883 halaman. 

5. JILID V  

Terdiri dari surah al-Imran ayat 1 sampai 145 mengandung pembahasan tentang: 

a. Surah al-Imran ayat 1 - 145 

Jilid V terdiri 946 halaman. 

6. JILID VI  

Terdiri dari surah al-Imran ayat 146 sampai surah al-Nisa ayat 35 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Surah al-Imran ayat 146 – 200 

b. Surah al-Nisa ayat 1 – 35 

Jilid VI terdiri 925 halaman. 

7. JILID VII  

Terdiri dari surah al-Nisa ayat 36 sampai ayat 139 mengandung pembahasan 

tentang: 

a. Surah al-Nisa ayat 36 – 139 

Jilid VII terdiri 921 halaman 

8. JILID VIII  
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Terdiri dari surah al-Nisa ayat 140 sampai surah al-Ma’idah ayat 43 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Surah al-Nisa ayat 140 – 176 

b. Surah al-Ma’idah ayat 1 – 43 

Jilid VIII terdiri 933 halaman. 

9. JILID IX  

Terdiri dari surah al-Ma’idah ayat 44 sampai surah al-An’am ayat 50 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Surah al-Ma’idah ayat 44 – 120 

b. Surah al-An’am ayat 1 – 50 

Jilid IX terdiri 932 halaman. 

10. JILID X  

Terdiri dari surah al-An’am ayat 51 sampai al-A’raf ayat 28 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Surah al-An’am ayat 51 – 165 

b. Surah al-A’raf ayat 1 – 28 

Jilid X terdiri 932 halaman. 

11. JILID XI  

Terdiri dari surah al-A’raf ayat 29 sampai ayat 206 mengandung pembahasan 

tentang: 

a. Surah al-A’raf ayat 29 – 206 

Jilid XI terdiri 933 halaman. 

12. JILID XII  

Terdiri dari surah al-Anfal ayat 1 sampai surah al-Taubah ayat 67 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Surah al-Anfal ayat 1- 75 
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b. Surah al-Taubah ayat 1 – 67 

Jilid XII terdiri 932 halaman. 

13. JILID XIII  

Terdiri dari surah al-Taubah ayat 68 sampai surah Hud ayat 37 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Surah al-Taubah ayat 68 -129 

b. Surah Yunus ayat 1 – 109 

c. Surah Hud 1 – 37 

Jilid XIII terdiri 933 halaman. 

14. JILID XIV  

Terdiri dari surah Hud ayat 38 sampai surah Yusuf ayat 90 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Surah Hud ayat 38 – 123 

b. Surah Yusuf ayat 1 – 90 

Jilid XIV terdiri 945 halaman. 

15. JILID XV  

Terdiri dari surah Yusuf ayat 91 sampai surah al-Hijr ayat 99 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Surah Yusuf ayat 91 – 111 

b. Surah al-Ra’d ayat 1 – 43 

c. Surah Ibrahim ayat 1 – 52 

d. Surah al-Hijr ayat 1 – 99 

Jilid XV terdiri 949 halaman. 

16. JILID XVI 

Terdiri dari surah al-Nahl ayat 1 sampai surah al-Isra’ ayat 111 mengandung 

pembahasan tentang: 
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a. Surah al-Nahl ayat 1 – 128 

b. Surah al-Isra’ ayat 1 – 111 

Jilid XVI terdiri 985 halaman. 

17. JILID XVII 

Terdiri dari surah al-kahfi ayat 1 sampai surah Taha ayat 135 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Surah al-Kahfi ayat 1 – 110 

b. Surah Maryam ayat 1 – 98 

c. Surah Taha ayat 1 – 135 

Jilid XVII terdiri 1044 halaman. 

18. JILID XVIII 

Terdiri dari surah al-Anbiya ayat 1 sampai surah al-Nur ayat 10 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Surah al-Anbiya ayat 1 – 112 

b. Surah al-Hajj ayat 1 – 78 

c. Surah al-Mu’minun ayat 1 – 118 

d. Surah al-Nur ayat 1 – 10 

Jilid XVIII terdiri 936 halaman. 

19. JILID XIX 

Terdiri dari surah al-Nur ayat 11 sampai surah al-Naml ayat 66 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Surah al-Nur ayat 11 – 64 

b. Surah al-Furqan ayat 1 – 77 

c. Surah al-Syu’ara ayat 1 – 227 

d. Surah al-Naml ayat 1 – 66 

Jilid XIX terdiri 927 halaman. 
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20. JILID XX  

Terdiri dari surah al-Naml ayat 67 sampaai surah al-Ahzab ayat 6 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Surah al-Naml ayat 67 – 93 

b. Surah al-Qashash ayat 1 – 88 

c. Surah al-Ankabut ayat 1 – 69 

d. Surah al-Rum ayat 1 – 60 

e. Surah Luqman ayat 1 – 34 

f. Surah al-Sajadah ayat 1 – 30 

g. Surah al-Ahzab ayat 1 – 6 

Jilid XX terdiri 923 halaman. 

21. JILID XXI 

Terdiri dari surah al-Ahzab ayat 7 sampai surah al-Shaffat ayat 152 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Surah al-Ahzab ayat 7 – 73 

b. Surah Saba ayat 1 – 54 

c. Surah Fatir ayat 1 – 45 

d. Surah Yasin ayat 1 – 83 

e. Surah al-Shaffat ayat 1 – 152 

Jilid XXI terdiri 978 halaman. 

22. JILID XXII 

Terdiri dari surah al-Shaffat ayat 153 sampai surah al-Zukhruf ayat 17 

mengandung pembahasan tentang: 

a. Surah al-Shaffat ayat 153 – 182 

b. Surah Shad ayat 1 – 88 

c. Surah al-Zumar ayat 1 – 75 
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d. Surah Ghafir ayat 1 – 85 

e. Surah Fushsilat ayat 1 – 54 

f. Surah al-Syura ayat 1 – 53 

g. Surah al-Zukhruf ayat 1 – 17 

Jilid XXII terdiri 976 halaman. 

23. JILID XXIII 

Terdiri dari surah al-zukhruf ayat 18 sampai surah al-Zariyat ayat 60 mengandung 

pembahasan tentang: 

a. Surah al-zukhruf ayat 18 – 89 

b. Surah al-Dukhan ayat 1 – 59 

c. Surah al-Jasiyah ayat 1 – 37 

d. Surah al-Ahqaf ayat 1 – 35 

e. Surah Muhammad ayat 1 – 38 

f. Surah al-Fath ayat 1 – 29 

g. Surah al-Hujurat ayat 1 – 18 

h. Surah Qaf ayat 1 – 45 

i. Surah al-Zariyat ayat 1 – 60 

Jilid XXIII terdiri 1052 halaman. 

24. JILID XXIV 

Terdiri dari surah al-Thur sampai surah al-Mumtahanah mengandung pembahasan 

tentang: 

a. Surah al-Thur - Surah al-Mumtahanah 

Jilid XXIV terdiri 990 halaman. 

25. JILID XXV 

Terdiri dari surah al-Shaf sampai al-Mursalat ayat mengandung pembahasan 

tentang: 
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a. Surah al-Shaf - Surah al-Mursalat 

Jilid XXV terdiri 983 halaman. 

26. JILID XXVI 

Terdiri dari surah an-Naba ayat 1 sampai an-Nas ayat 6 mengandung pembahasan 

tentang: 

a. Surah al-Naba – surah al-Nas 

Jilid XXVI terdiri 1121 halaman. 

Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan halaman jika dihitung dari 

keseluruhan jilid kitab tafsir Al-Ṭabarī berjumlah 24.529 halaman. 

c) Penutup 

Pada bagian penutup, setelah mufassir menafsirkan QS al-Nas/144, seperti dijilid-

jilid sebelumnya terdapat daftar Pustaka disetiap bagian akhir jilid. 

5) Langkah-Langkah Penafsiran 

Tafsir Al-Ṭabarī (Tafsir Ibnu Jarir Al-Ṭabarī) menggunakan beberapa langkah 

penafsiran yang umum digunakan dalam karya tafsir klasik. Berikut adalah langkah-

langkah penafsiran yang sering digunakan oleh Imam Al-Ṭabarī dalam kitabnya:107 

a) Tafsir Bil Ma'tsur: Langkah pertama dalam penafsiran Al-Ṭabarī adalah dengan 

merujuk pada tafsir bil ma'tsur, yaitu tafsir berdasarkan riwayat dan penjelasan dari 

Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat-

ayat Al-Quran digunakan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan 

dari ayat tersebut.108 

                                                
107Yuliani, Pengantar Ilmu Tafsir Tahlili dalam Al-Quran. Jurnal Rausyan Fikr Fakultas Agama 

Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 12 no. 2 (September 2016), h. 1171 
108Syarifuddin H.Z, Tafsir Bil al-Ma’sur (Kelebihan dan Kekurangan Serta Pengembangannya), 

Jurnal Suhuf, 29 no. 1 (Mei 2017), h. 98 
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b) Tafsir Bi Al-Maqsud Min Al-Ma'tsur: Jika tidak ada riwayat hadis yang secara 

langsung berkaitan dengan ayat tersebut, Imam Al-Ṭabarī akan mencari hadis yang 

memiliki makna sejenis atau berhubungan dengan tujuan umum ayat tersebut.109 

c) Tafsir Bi Al-Qur'ani Linnafsih: Imam Al-Ṭabarī juga menerapkan metode penafsiran 

dengan menggunakan ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang memiliki keterkaitan atau 

memberikan penjelasan tambahan tentang ayat yang sedang ditafsirkan. 

d) Tafsir Bi Al-Qur'ani Lighairihi: Langkah ini melibatkan penafsiran ayat dengan 

menggunakan ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang memiliki keterkaitan atau relevansi 

dengan konteks ayat yang sedang ditafsirkan. 

e) Tafsir Bi Al-'Aql: Imam Al-Ṭabarī juga menggunakan akal sehat dan pertimbangan 

logis dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Namun, akal tidak boleh bertentangan 

dengan teks Al-Quran atau hadis. 

f) Tafsir Bi Al-Ma'na Al-'Am Wa Al-Ma'na Al-Khas: Imam Al-Ṭabarī  juga mencakup 

tafsir dengan mengidentifikasi makna umum dan makna khusus dari ayat-ayat Al-

Quran. 

g) Tafsir Bi Al-Ma'na Al-Haqiqi Wa Al-Majazi: Penafsiran ayat-ayat Al-Quran dapat 

mencakup makna harfiah (haqiqi) dan makna kiasan (majazi) berdasarkan konteks dan 

gaya bahasa yang digunakan dalam ayat tersebut. 

h) Tafsir Bi Al-Maqasid Al-Shari'ah: Imam Al-Ṭabarī juga memberikan penjelasan 

tentang tujuan hukum (maqasid) yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. 

Penting untuk diingat bahwa langkah-langkah penafsiran ini biasanya digunakan 

bersama-sama untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ayat-ayat Al-

Quran. Tafsir Al-Ṭabarī  mencakup berbagai metode dan sumber untuk memastikan 

                                                
109Syarifuddin H.Z, Tafsir Bil al-Ma’sur (Kelebihan dan Kekurangan Serta Pengembangannya), 

h. 103 
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bahwa penafsiran yang diberikan sesuai dengan semangat Al-Quran dan ajaran Islam 

secara keseluruhan.110 

6) Bahasa Yang Digunakan 

Kitab tafsir Al-Ṭabarī, atau Tafsir Ibnu Jarir Al-Ṭabarī, ditulis dalam bahasa Arab, 

karena bahasa Arab merupakan bahasa asli dan bahasa utama dalam Al-Quran. Imam Al-

Ṭabarī menulis kitab tafsir ini menggunakan bahasa Arab yang kaya dan sarat dengan 

makna dan nuansa. Gaya bahasa yang digunakan dalam kitab tafsir Al-Ṭabarī adalah gaya 

bahasa klasik Arab, yang umum digunakan dalam karya-karya sastra Islam klasik pada 

masa itu. Bahasa Arab klasik memiliki ciri khas tertentu, termasuk struktur kalimat yang 

kompleks, kosakata yang luas dan beragam, serta gaya tulisan yang terkesan formal dan 

lugas.111 

Imam Al-Ṭabarī merupakan seorang ahli bahasa Arab yang cakap, dan 

kemampuan bahasanya tercermin dalam penulisan kitab tafsirnya. Beliau menggunakan 

berbagai teknik bahasa, seperti majas (gaya bahasa), balaghah (retorika), dan tatabahasa 

Arab yang tepat untuk mengungkapkan pemahaman dan penafsiran atas ayat-ayat Al-

Quran dengan jelas dan elegan.112 

Penting untuk dicatat bahwa bahasa Arab dalam kitab tafsir Al-Ṭabarī  mungkin 

berbeda dari bahasa Arab yang digunakan dalam percakapan sehari-hari atau bahasa Arab 

modern. Ini karena kitab tafsir ini ditulis pada masa lampau, dan bahasa Arab telah 

mengalami perubahan sejak saat itu. Oleh karena itu, membaca dan memahami kitab 

tafsir ini memerlukan pemahaman yang baik tentang bahasa Arab klasik dan ilmu tafsir. 

7) Subtansi Dan Kandungan Yang Dibahas 

                                                
110Asep Abdurrohman, “Metofologi al-Thabari Dalam Tafsir Jami’ul al-Bayan Fi Ta’wili al-

Qur’an”, jurnal Kordinat, 17 No. 1 (April 2018), h. 76  
111M. Hasbi ash-Shiddieqy, Ilmu-ilmu Al-Qur'an, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 222 
112Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir Al-Qur‟an, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 

2008), h. 69. 
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Kitab tafsir Al-Ṭabarī, atau Tafsir Ibnu Jarir Al-Ṭabarī , mencakup berbagai 

subtansi dan kandungan yang membahas beragam aspek penafsiran Al-Quran. Berikut 

adalah beberapa contoh subtansi dan kandungan yang dibahas dalam kitab tafsir ini:113 

a) Penjelasan Ayat-Ayat Al-Quran: Kitab tafsir Al-Ṭabarī  memberikan penjelasan rinci 

tentang ayat-ayat Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap ayat dijelaskan dalam 

konteksnya, menggunakan referensi hadis, pendapat ulama, dan penafsiran linguistik. 

b) Sebab-Sebab Turun (Asbabun Nuzul): Imam Al-Ṭabarī  mencakup sebab-sebab 

turunnya ayat-ayat Al-Quran yang memberikan pemahaman tentang situasi historis 

dan konteks sosial saat wahyu diturunkan. 

c) Tafsir Berdasarkan Riwayat Hadis: Kitab ini menggunakan banyak riwayat hadis dari 

Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk memberikan penjelasan lebih lanjut 

tentang ayat-ayat tertentu. 

d) Tafsir Berdasarkan Pendapat Ulama Terdahulu: Imam Al-Ṭabarī  merujuk pada 

pandangan para sahabat, tabi'in, dan ulama terdahulu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-

Quran. Pendapat-pendapat mereka disajikan dengan hati-hati dan seimbang. 

e) Penggunaan Bahasa Arab dan Retorika: Kitab ini menggunakan bahasa Arab klasik 

dan retorika yang beragam untuk mengungkapkan makna dan nuansa ayat-ayat Al-

Quran dengan lebih dalam. 

f) Perbandingan Dengan Ayat-Ayat Lain: Imam Al-Ṭabarī  menunjukkan hubungan 

antara ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan yang lain, memberikan pemahaman lebih 

menyeluruh tentang topik atau tema tertentu. 

g) Diskusi Tentang Hukum dan Etika: Tafsir ini juga mencakup diskusi tentang hukum 

Islam (fiqih) dan etika berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, memberikan panduan tentang 

bagaimana mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                
113Yusuf Qardhawi, Al-Qur'an dan As-Sunnah, Terj. Bahruddin Fannani, (Jakarta: Robbani Press 

,1997), h.38. 
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h) Penggunaan Hadis dan Sunnah Nabi: Imam Al-Ṭabarī  menggunakan banyak hadis 

dan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk memberikan pemahaman tentang 

pelaksanaan ajaran Al-Quran dalam praktek kehidupan. 

i) Penjelasan Aspek Teologi dan Aqidah: Kitab ini juga membahas aspek-aspek teologi 

dan aqidah, seperti sifat-sifat Allah, keimanan, dan konsep-konsep teologis lainnya 

yang diungkapkan dalam Al-Quran. 

Subtansi dan kandungan dalam kitab tafsir Al-Ṭabarī  memberikan gambaran yang 

sangat luas dan mendalam tentang berbagai aspek Al-Quran dan ajaran Islam. Kitab ini 

merupakan sumber ilmu yang penting bagi para penuntut ilmu dan sarjana Islam untuk 

memahami Al-Quran dan aplikasinya dalam kehidupan manusia. 

8) Penilain Ulama 

Pendapat para ulama mengenai Tafsir Al-Ṭabarī umumnya sangat positif. Tafsir 

Al-Ṭabarī dianggap sebagai salah satu tafsir terbaik dan paling lengkap dalam dunia 

Islam. Ulama menyukai tafsir ini karena mengandung banyak penjelasan yang mendalam 

tentang ayat-ayat Al-Quran, serta menyajikan berbagai pendapat para ulama terdahulu 

tentang makna dan tafsir ayat-ayat tersebut.114 

Selain itu, Tafsir Al-Ṭabarī juga dianggap sebagai tafsir yang objektif dan 

berimbang. Ibnu Jarir Al-Ṭabarī, sang penulis, terkenal sebagai seorang ulama yang 

sangat cermat dan kritis dalam menyusun tafsirnya. Ia sering menyajikan berbagai 

pendapat yang berbeda-beda dari para ulama terdahulu tanpa mengambil pihak. Hal ini 

membuat tafsir ini menjadi sangat berguna bagi para ulama dan penuntut ilmu dalam 

memahami Al-Quran secara lebih komprehensif. 

Namun, seperti halnya tafsir-tafsir lainnya, Tafsir Al-Ṭabarī  juga memiliki kritik 

dan kontroversi dari beberapa kalangan. Beberapa ulama lebih suka menggunakan tafsir 

lain yang mungkin lebih sesuai dengan metodologi mereka. Selain itu, ada beberapa ayat 

                                                
114Syaikh Muhammad Said Nursi. Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah. Terj. Khairul 

Amru Harahap dan Ahmad Faozan (Cet. 8; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h, 347 
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yang dianggap kontroversial dalam tafsir ini, yang dapat menimbulkan perbedaan 

pendapat di kalangan ulama. Tetapi secara keseluruhan, Tafsir Al-Ṭabarī  tetap dihargai 

dan dianggap sebagai salah satu karya besar dalam bidang tafsir Al-Quran. 

9) Metodologi Penafsiran 

a) Metode Penafsiran 

Al-Ṭabarī dalam menafsirkan selain menggunakan system isnad juga 

menggunakan metode Tahlili. Dalam perkembangannya, metode tafsir Tahlili tidak 

hanya menggunakan sandaran hadis-hadis Nabi Muhammad Saw atau yang dikenal 

dengan tafsir bi al-Ma’tsur ada juga yang menggunakan dasar sumber tadsir dengan 

penalaran yang disebut tafsir bi al-ra’yi.115 

Tafsir ini disebut al-tafsir tahlily karena menyoroti ayat-ayat Alquran dengan 

memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan urutan 

bacaan yang terdapat dalam Al-Qur’an Mushaf Utsmani dan metode ini termasuk metode 

penafsiran yang paling tua yang sudah dimulai sejak masa sahabat Nabi Muhammad 

Saw.116 

b) Pendekatan Penafsiran  

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an, Al-Ṭabarī menggunakan pendekatan 

Tafsir bi al-ma‟tsûr. Caranya dengan mengemukakan seluruh ayat dalam Al-Qur‟an 

sesuai dengan susunan dalam mushaf, kemudian ditafsirkan dengan ayat-ayat lain yang 

mempunyai maksud yang sama dan didukung beberapa hadits yang berhubungan dengan 

ayat tersebut lengkap dengan sanadnya, dan disertai dengan riwayat-riwayat dan pendapat 

parasahabat, tabi‟in dan tabi‟ tabi‟in.117 

c) Corak Penafsiran 

                                                
115Rosihan Anwar, Ulumul Qur’an, (Bandung; Pustaka Setia, 2006), h. 219 
116M. Quraish Shihab dkk, Sejarah dan Ulum al-ur’an,  (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008 M), 172 
117Rina Susanti Abidin Bahren dan Sabil Mokodenseho, Metode dan Corak Penafsiran Ath-

Thabari, Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadis, 3 no. 1 (April 2023), h. 158 
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Untuk melihat karakteristik sebuah tafsir dapat dilihat pada aspek-aspek yang 

saling berkaitan dengan gaya Bahasa, corak penafsiran, suber penafsiran, metodologi, 

sistematika, gaya kritis, kecenderungan mazhab yang diikuti dan obyektivitas 

penafsirannya. Tiga ilmu yang tidak lepas dari Al-Ṭabarī yaitu tafsir, tarikh dan fiqh. 

Ketiga ilmu inilah yang pada dasarnya mewarnai tafsirnya118  

                                                
118Ratnah Umar, Jami al-Bayan an-Ta’wil yi al-Qur’an (Manhaj Metode Penafsirannya), Jurnal 

al-Asas, 1 no. 2 (Oktober 2018), h. 18 
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BAB IV 

ANALISIS KOMPARATIF TAFSIR AL-ṬABARĪ DAN TAFSIR IBNU KAṠĪR 

TENTANG SALAT WUSṬĀ QS. AL-BAQARAH/2:238 

A. Analisis Persamaan Penafsiran Tentang Salat Wusṭā QS al-Baqarah/2:238 

Dalam Kitab Tafsir al-Ṭabarī dan Tafsir Ibnu Kaṡīr 

al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṡīr dalam menafsirkan QS al-Baqarah/2: 238 tentang salat 

wusṭā itu memiliki persamaan. Namun, sebelum menganalisis persamaannya perlu 

diketahui bahwa didalam kitab Tafsir al-Ṭabarī ada lima pendapat mengenai salat wusṭā 

ini, ada yang mengatakan Salat Ashar, Salat Zuhur, Salat Maghrib, Salat Subuh, dan salah 

satu dari Salat lima waktu namun tidak diketahui secara pasti. Kemudian ada tiga 

pendapat mengenai salat wusṭā didalam kitab Tafsir Ibnu Kaṡīr, ada yang menagatakan 

Salat Ashar, Salat Zuhur dan Salat Subuh. 

Dari penjelasaan singkat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa al-Ṭabarī 

dan Ibnu Kaṡīr dalam menafsirkan QS al-Baqarah/2: 238 tentang salat wusṭā memiliki 

persamaan. Berikut analisis persamaannya: 

1. Salat Ashar 

al-Ṭabarī mengutip dalil sebagai berikut sebagai penguat pendapat yang 

mengatakan salat wusṭā itu adalah Salat Ashar.1 

ل, ن أبيه, عن على قاحدثنا أبو كريب قال, حدثنا مصعب بن سلام, عن أبى حيان, ع

 الصلاة الوسطى صلاة العصر

Artinya: 

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata Mush’ab Bin Salam 
menceritakan kepada kami dari Abi Hayyan dari Bapaknya dari Ali, ia berkata 
“Dan peliharalah salah wusṭā” maksudnya adalah salat Ashar. 

Dan kemudian Ibnu Kaṡīr mengutip juga sebuah Hadis sebagai penguat dari 

pendapat yang mengatakan salat wusṭā itu adalah Salat Ashar. Dari Imam Ahmad 

                                                
1Abi Ja’far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an, (Jilid 5; 

Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), h. 169 
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meriwayatkan dari Ali, ia berkata Rasulullah Saw pernah bersabda, pada peristiwa 

Ahzab2 

 الوسطى, ملأ الله قبورهم وأجوافهم أوبيوتهم ناراشغلونا عن الصلاة 

Artinya: 

Mereka (oranng-orang kafir) telah menyibukkan kami dari salat wusṭā, yaitu salat 
Ashar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. 

Dari Hadis yang digunakan al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṡīr untuk memperkuat pendapat 

yang mengatakan salat wusṭā adalah salat Ashar itu memiliki persamaan, walaupun jika 

dilihat secara sepintas itu tidak memiliki persamaan. Namun jika dianalisis dengan cermat 

maka Nampak persamaan dari segi Sanad hadis maupun Matannya. 

Dari segi Sanad, Hadis yang digunakan oleh al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṡīr itu sama-

sama disampaikan oleh Ali sebagai sahabat Nabi dan sanad yang paling dekat dengan 

Nabi atau yang langsung mendengar dari Nabi Muhammad Saw. Dan dari segi Matannya, 

memang secara Kontekstual Hadis yang dikutip oleh al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṡīr itu tidak 

memiliki persamaan, namun dari segi pemaknaan Hadisnya sama-sama merujuk bahwa 

salat wusṭā adalah salat Ashar. 

2. Salat Zuhur 

al-Ṭabarī mengutip dalil sebagai berikut sebagai penguat pendapat yang 

mengatakan salat wusṭā itu adalah Salat Zuhur.3 

ن إبرا هيم حدثنا مخمد بن المثنى قال, حدثنا محمد بن جعفر قال, حدثنا شعيبة, عن سعد ب

 قال, سمعت حفص بن عاصم يحدث, عن زيد بن ثابت قال, الصلاة الوسطى الظهر

Artinya: 

Muhammad Bin al-Musanna menceritakan kepada kami, ia berkata Muhammad 
Bin Ja’far menceritakan kepada kami, ia berkata Syu’bah menceritakan kepada 
kami dari Sa’d Bin Ibrahim, Ia berkata aku pernah mendengar Hafsh bin Ashim 
diceritakan dari Zaid Bin Tsabit, ia berkata salat wusṭā adalah salat Zuhur. 

                                                
2Ibnu Kaṡīr, Tafsir al-Qur’an al-A’dzim, Jilid 1, h. 490. 
3Abi Ja’far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an, Jilid 5, h. 199 
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Dan kemudian Ibnu Kaṡīr mengutip juga sebuah Hadis sebagai penguat dari 

pendapat yang mengatakan salat wusṭā itu adalah Salat Zuhur.4 

ة, ولم عن زيد بن ثابت, قال كان رسولَّلله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر باالهاجر

حافظوا اب ر سول الله صلى الله عليه وسلم منها, فنزلت )يكن يصلي صلاة أشد على أصح

 على الصلوات واالصلاة الوسطى وقو موا لله قانتين 

Artinya: 

Dari Zaid bin Tsabit, ia menceritakan, Rasulullah Saw pernah mengerjakan salat 
Zuhur pada tengah hari setelah matahari tergelincir. Beliau belum pernah 
mengerjakan suatu salat yang lebih menekannya kepada sahabatnya dari salat 
tersebut, lalu turunlah QS al-Baqarah/2: 238. 

Dari Hadis diatas yang dikutip oleh al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṡīr dapat dilihat bahwa 

hadis diatas memiliki persamaan baik dari segi Sanad maupun Matan Hadisnya.  

Dari segi Sanadnya, Hadis yang dikutip oleh al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṡīr itu sama-

sama Sanad dari kalangan Sahabat sama yaitu Zaid bin Tsabit. Walaupun dari segi 

Matannya terdapat perbedaan dimana Hadis yang dikutip oleh al-Ṭabarī itu menyebutkan 

secara langsung bahwa salat wusṭā itu adalah salat Zuhur sedangkan Hadis yang dikutip 

oleh Ibnu Kaṡīr tidak menyebut secara langsung. Tapi walaupun secara kontekstual Hadis 

ini memiliki perbedaan namun secara Makna Hadisnya sama-sama merujuk bahwa salat 

wusṭā itu adalah salat Zuhur. 

3. Salat Subuh 

al-Ṭabarī mengutip dalil sebagai berikut sebagai penguat pendapat yang 

mengatakan salat wusṭā itu adalah Salat Zuhur.5 

ف, عن حدثنا ابن بشار قال, حدثنا ابن أبى عدى وعبد الوهاب ومحمد ابن جعفر, عن عو

وع رجاء قال, صليت مع ابن عباس الغداة فى مسجد البصرة, فقنت بنا قبل الرك أبى

 وقال, هذه الصلاة الوسطى التى قلا الله: وقومو لله قانتين

Artinya: 

Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan Bin Abi Adi, Abdul 
Wahab, dan Muhammad Bin Ja’far menceritakan kepada kami dari Auf dari Abi 

                                                
4Ibnu Kaṡīr, Tafsir al-Qur’an al-A’dzim, Jilid 1, h. 490 
5Abi Ja’far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an, Jilid 5, h.209 
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Raja’ ia mengatakan: aku salat Subuh dimesjid Bashrah bersama Ibnu Abbas. 
Sebelum salat kami berdiri dengan Khusyu’ dan ia berkata ini adalah salat wusṭā 
yang Allah berfirman : Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu’. 

Dan kemudian Ibnu Kaṡīr mengutip juga sebuah Hadis sebagai penguat dari 

pendapat yang mengatakan salat wusṭā itu adalah Salat Subuh.6 

ريك عن على وابن عباس, وقال هشيم وابن علية وغندر وابن أبي عدي وعبد الوهاب وش

وغيرهم عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي, قال صليت خلف ابن عباس 

فيها قانتين,  الفجر, فقنت فيها ورفع يديه, ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم

 رواه ابن جرير

Artinya: 

Dari Ali, dari Ibnu Abbas, Hasyim, Ibnu Ullayah, Ghundar, Ibnu Abi Adi, Abdul 
Wahan, Syarik, dan Ulama Lainnya, dari Auf al-A’rabi, dari Abu Raja’ al-
Atharidi, ia berkata aku pernah mengerjakan salat Subuh dibelakang Ibnu Abbas, 
didalamnya ia membaca qunut dengan mengankat kedua tangannya, kemudian 
mengucapkan “inilah salat wusṭā yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya 
dengan Khusyu”. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jabir. 

Sama dengan dua pendapat yang diatas, Hadis yang dikutip oleh al-Ṭabarī dan 

Ibnu Kaṡīr dalam menafsirkan QS al-Baqarah/2: 238 tentang salat salat wusṭā memiliki 

persaaman baik dari segi Sanadnya maupun Matannya, namun berbeda dari dua pendapat 

sebelumnya yang memerlukan analisis kemudian terlihat perbedaan, tapi pendapat yang 

tig aini Nampak jelas persamaannya baik dari segi Sanad maupun Matan. 

Dari segi Sanad nampak jelas persamaan dari keduanya, dimana rentetan 

Sanadnya hampir persis, baik Hadis yang dikutip oleh al-Ṭabarī maupun hadis yang 

dikutip oleh Ibnu Kaṡīr. Dan dari segi Matannya nampak jelas juga persamaannya, 

dimana hadis ini sama-sama hadis yang disandarkan kepada sahabat atau dalam istilah 

Hadis disebut dengan Hadis Mauquf.7 Dan Hadis kedua secara kontekstual sama. 

B. Analisis Perbedaan Penafsiran Tentang Salat Wusṭā QS al-Baqaeah/2:238 

Dalam Tafsir Ibnu Kaṡīr dan al-Ṭabarī 

                                                
6Ibnu Kaṡīr, Tafsir al-Qur’an al-A’dzim, Jilid 1, h. 500 
7Idris Siregar, Ilmu Hadis Dasar, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2021), h. 6  
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Dalam menafsirkan QS al-Baqarah/2:238 oleh al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṡīr jelas 

memeliki perbedaan walaupun kitab tafsirnya sama-sama tergolong tafsir bil Ma’tsur. 

Didalam tafsir al-Ṭabarī itu menjelaskan bahwa ada lima pendapat mengenai salat wusṭā 

itu dan didalam kitab tafsir Ibnu Kaṡīr menjelaskan ada lima pendapat mengenai salat 

wusṭā itu. Dari lima pendapat yang dijelasakan al-Ṭabarī didalam kitabnya tiga dari 

pendapat itu sama dengan apa yang dijelaskan didalam kitab tafsir Ibnu Kaṡīr seperti 

halnya yang dijelaskan diatas poin A. namun walaupun memiliki persamaan dalam 

menafsirkan QS al-Baqarah/2: 238 jelas memiliki titik perbedaan dalam menafsirkan. 

Berikut peneliti memaparkan titik perbedaan penafsiran QS al-baqarah/2: 238 didalam 

kitab Tafsir al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṡīr: 

1. Salat Ashar 

al-Ṭabarī memperkuat pendapat salat wusṭā itu adalah salat ashar dengan dalil 

sebagai berikut8 

مد جميعا أحبشارقال, حدثنا أبوعاصم, وحدثنا أحمدبن إسحق قال, حدثنا أبو  حدثنامحمدبن

ة قالَّ, حدثنا سفيان, عن أبى إسحق, عن الحارث, عن على قال: الصلاة الوسطى صلا

 العصر

Artinya: 

Muhammad Bin Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Ashim 
menceritakan kepada kami dan Ahmad Bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia 
berkata Abu Ahmad seluruhnya menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq dari 
Haris dari Ali ai berkata “Dan peliharalah salat wusṭā” maksudnya adalah salat 
Ashar. 

ثن حدثنى محمحد بن عبيد المحاربى قال, حدثنا أبو الأحوص, عن أبى إسحق قال, حد

 من سمع ابن عباس وهو يقول, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, قال العصر

Artinya: 

Muhammad Bin Ubaid al-Muharibi menceritakan kepada kami, ia berkata Abul 
Ahwash menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, ia berkata orang yang telah 
mendengar dari ibnu Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata: “peliharalah 
segala salat mu dan peliharalah salat wusṭā” maksudnya adalah salat Ashar. 

                                                
8Abi Ja’far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an, Jilid 5, h. 169 
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Sedangkan Ibnu Kaṡīr memperkuat pendapat yang mengatakan salat wusṭā adalah 

salat Ashar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali, ia berkata Rasulullah Saw pernah 

bersabda, pada peristiwa Ahzab:9 

 شغلونا عن الصلاة الوسطى, ملأ الله قبورهم وأجوافهم أوبيوتهم نارا

Artinya: 

Mereka (oranng-orang kafir) telah menyibukkan kami dari salat wusṭā, yaitu salat 
Ashar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. 

Dari dalil hadis yang digunakan oleh al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṡīr dalam memperkuat 

pendapat yang mengatakan salat wusṭā itu adalah salat Ashar sudah nampak jelas 

perbedaan, baik dari segi Sanad maupun Matan hadis. 

Dari segi Sanadnya al-Ṭabarī mengutip hadis yang disampaikan oleh Muhammad 

bin Basyar sedangkan Riwayat yang digunakan didalam kitab tafsir Ibnu Kaṡīr hampir 

tidak ditemukan hadis yang disampaikan oleh Muhammad bin Basyar. 

Dari segi Matannya hadis, al-Ṭabarī mengangkat hadis yang Matan hadisnya 

menyebut langsung salat wusṭā adalah salat Ashar seperti hadis yang dikutip peneliti 

didalam kitab tafsir al-Ṭabarī. Sedangkan didalam kitab tafsir Ibnu Kaṡīr, Matan hadisnya 

tidak menyebut langsung bahwa salat wusṭā itu adalah salat Ashar. Hadis yang digunakan 

oleh Ibnu Kaṡīr yang diriwayatkan dari Imam Ahmad itu tidak menyebtkan secara 

langsung tentang salat wusṭā itu adalah salat Ashar, cuman hanya dapat dipahami dari 

konteks kalimat tersebut. 

2. Salat Zuhur 

al-Ṭabarī memperkuat pendapat salat wusṭā itu adalah salat Zuhur dengan dalil 

sebagai berikut10 

سعيد بن  حدثنى مجمد بن نشار قال, خدثنا عفان قال, حدثنى همام قال, حدثنى قتادة, عن

 المسيب, عن ابن عمر, عن زيد بن ثابت قال, الصلاة الوسطى الصلاة الظهر

Artinya: 

                                                
9Ibnu Kaṡīr, Tafsir al-Qur’an al-A’dzim, Jilid 1, h. 490. 
10Abi Ja’far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an, Jilid 5, h. 199 
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Muhammad Bin Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata Affan 
menceritakan kepada kami, ia berkata Hammam menceritakan kepada kami, ia 
berkata Qatadah menceritakan kepada kami dari Said Bin Musayyad dari Ibnu 
Umar dari Zaid Bin Tsabit, ia berkata salat wusṭā adalah salat Zuhur. 

تادة, عن قحدثنا شعبة, عن حدثنا محمد بن عبد الله المحرمى قال, حدثنا أبو عامر قال, 

 سعيد بن السيب, عن أبي عمر, عن زيد يعنى ابن ثابت مثله

Artinya: 

Muhammad Bin Abdullah Bin al-Makhrami menceritakan kepada kami, ia berkata 
Abu Amir menceritakan kepada kami, ia berkata Syu’bah menceritakan kepada 
kami, dari Qatadah, dari Said Bin al-Musayyad, dari Ibnu Umar, dari Zaid 
maksudnya Ibnu Tsabit meriwayatkan riwayat yang sama. 

Sedangkan Ibnu Kaṡīr memperkuat pendapat yang mengatakan salat wusṭā adalah 

salat Zuhur dengan dalil berikut ini11 

ة, ولم عن زيد بن ثابت, قال كان رسولَّلله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر باالهاجر

حافظوا يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب ر سول الله صلى الله عليه وسلم منها, فنزلت )

 على الصلوات واالصلاة الوسطى وقو موا لله قانتين 

Artinya: 

Dari Zaid bin Tsabit, ia menceritakan, Rasulullah Saw pernah mengerjakan salat 
Zuhur pada tengah hari setelah matahari tergelincir. Beliau belum pernah 
mengerjakan suatu salat yang lebih menekannya kepada sahabatnya dari salat 
tersebut, lalu turunlah QS al-Baqarah/2: 238. 

Dapat dilihat kembali perbedaan dari hadis yang dikutip oleh al-Ṭabarī dan Ibnu 

Kaṡīr dalam memperkuat pendapat yang mengatakan salat wusṭā adalah salat Zuhur. 

Dimana hadis yang dikutip oleh al-Ṭabarī dari segi Sanadnya itu sudah berbeda dengan 

hadis yang dikutip oleh Ibnu Kaṡīr. 

Dari segi Matan, hadis yang dikutip oleh al-Ṭabarī itu Matan Hadisnya menyebut 

langsung bahwa salat wusṭā adalah salat Zuhur seperti hadis yang dikutip oleh peneliti 

dari kitab Tafsir al-Ṭabarī. Sedangakan hadis yang dikutip oleh Ibnu Kaṡīr itu tidak 

menyebut langsung bahwa salat wusṭā adalah salat Zuhur. cuman hanya dapat dipahami 

dari konteks kalimat tersebut. 

3. Salat Subuh 

                                                
11Ibnu Kaṡīr, Tafsir al-Qur’an al-A’dzim, Jilid 1, h. 490. 
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al-Ṭabarī memperkuat pendapat salat wusṭā itu adalah salat Subuh dengan dalil 

sebagai berikut.12 

ح أبى الحليل, حدثنا ابن بشار قال, حدثنا عفان قال, حدثنا همام قال, حدثنا قتادة, عن صال

 عن جابر بن زيد, عن ابي عباس قال, الصلاة الوسطى صلاة الفجر

Artinya: 

Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata, Affan menceritakan kepada 
kami, ia berkata, Himam menceritakan kepada kami dari Salih Abi Khalil dari 
Jabar Bin Zaid dari Ibnu Abbas, ia berkata: Salat wusṭā adalah Salat Fajar (Subuh). 

حدثنا ابن بشار قال, حدثنا ابن أبى عدى وعبد الوهاب ومحمد ابن جعفر, عن عوف, عن 

رجاء قال, صليت مع ابن عباس الغداة فى مسجد البصرة, فقنت بنا قبل الركوع  أبى

 وقال, هذه الصلاة الوسطى التى قلا الله: وقومو لله قانتين

Artinya: 

Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan Bin Abi Adi, Abdul 
Wahab, dan Muhammad Bin Ja’far menceritakan kepada kami dari Auf dari Abi 
Raja’ ia mengatakan: aku salat Subuh dimesjid Bashrah bersama Ibnu Abbas. 
Sebelum salat kami berdiri dengan Khusyu’ dan ia berkata ini adalah salat wusṭā 
yang Allah berfirman : Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu’. 

Sedangkan Ibnu Kaṡīr memperkuat pendapat yang mengatakan salat wusṭā adalah 

salat Subuh.13 

ريك عن على وابن عباس, وقال هشيم وابن علية وغندر وابن أبي عدي وعبد الوهاب وش

وغيرهم عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي, قال صليت خلف ابن عباس 

فيها قانتين,  ها ورفع يديه, ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقومالفجر, فقنت في

 رواه ابن جرير

Artinya: 

Dari Ali, dari Ibnu Abbas, Hasyim, Ibnu Ullayah, Ghundar, Ibnu Abi Adi, Abdul 
Wahan, Syarik, dan Ulama Lainnya, dari Auf al-A’rabi, dari Abu Raja’ al-
Atharidi, ia berkata aku pernah mengerjakan salat Subuh dibelakang Ibnu Abbas, 
didalamnya ia membaca qunut dengan mengankat kedua tangannya, kemudian 
mengucapkan “inilah salat wusṭā yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya 
dengan Khusyu”. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jabir. 

Sama halnya dengan dua pendapat diatas, Hadis yang dikutip oleh al-Ṭabarī dan 

Ibnu Kaṡīr yang mengatakan salat wusṭā itu adalah salat Subuh itu memiliki perbedaabaik 

                                                
12Abi Ja’far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an, Jilid 5, h. 209 
13Ibnu Kaṡīr, Tafsir al-Qur’an al-A’dzim, Jilid 1, h. 490. 
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dari segi Sanad maupun Matanya. Al-Ṭabarī mengutip hadis yang disampaikan oleh Ibnu 

Basyar sedangkan didalam hadis yang dikutip oleh Ibnu Kaṡīr hampir tidak ditemukan 

Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Basyar. 

Dari segi Matan Hadisnya,  al-Ṭabarī mengutip hadis yang  Matannya menyebut 

langsung bahwa salat wusṭā adalah  salat Subuh sedangkan didalam kitab tafsir Ibnu Kaṡīr  

itu tidak disebutkan secara langsung, cuman hanya dapat dipahami dari konteks kalimat 

tersebut.
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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti membahas secara saksama tentang Penafsiran Tentang Salat 

Wusṭā dalam QS al-Baqarah/2: 238 (Analisis Komparatif Kitab Tafsir Ibnu Kaṡīr  dan 

Kitab Tafsir al-Ṭabarī) maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada beberapa pendapat mengenai makna Salat Wusṭā khususnya didalam kitab tafsir 

al-Ṭabarī. Dimana didalam kitabnya beliau menjelaskan bahwa ada lima pendapat 

mengenai salat Wusṭā itu, yaitu salat Ashar, salat Zuhur, salat Maghrib, salat Subuh 

dan salat satu dari salat lima waktu tapi tidak diketahui. Dan pendapat Ibnu Kaṡīr 

tentang salat Wusṭā yaitu salat Subuh, salat Zuhur, dan salat Ashar. 

2. Dari beberapa penjelasan tentang salat wusṭā terutama didalam kitab tafsir Ibnu Kaṡīr 

dan al-Ṭabarī itu memiliki perbedaan yaitu dimana dikitab tafsir Ibnu Kaṡīr itu ada tiga 

pendapat mengenai salat wusṭā yaitu salat Subuh, salat Zuhur dan salat Ashar, dan 

didalam kitab tafsir al-Ṭabarī itu ada lima pendapat yaitu salat Ashar, salat Zuhur, salat 

Maghrib, salat Subuh dan salah satu dari salat lima waktu tapi tidak diketahui. Bukan 

hanya dari segi penafsiran yang yang memiliki persamaan dan perbedaan, namun pada 

hadis yang dikutip oleh al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṡīr juga memiliki persamaan dan 

perbedaan baik dari segi Sanad maupun Matannya. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah melalui penelitian yang panjang dapat diketahui bahwa banyak pendapat 

mengenai salat wusṭā dan semua pendapat memiliki dalil yang mendasari pendapat para 

ulama tersebut. Dan dari dua kitab tafsir yang menjadi objek penelitian ini berpendapat 

bahwa salat wusṭā adalah salat Ashar dan ini adalah pendapat yang paling kuat dari 

beberapa pendapat yang diangkat didalam kitab tafsir Ibnu Kaṡīr dan al-Ṭabarī yang 

menjadi objek penelitian ini. 
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Harapan peneliti untuk masa depan, mudah-mudahan skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua jajaran masyarakat. Dan juga Skripsi ini diharapkan 

dapat menjadi sumber bacaan dan referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat 

pada umumnya, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan khususnya 

dalam bidang tafsir. Meskipun demikian, peneliti menyadari bahwa karya tulis ini masih 

jauh dari kesempurnaan, sehingga sangat mengharapkan kritik dan masukan dari 

pembaca guna memperbaiki dan menyempurnakan tulisan ini.  
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