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KATA PENGANTAR 

 

 بِسمِْ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحيِمِ 
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sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Humazah dan 

Lumazah dalam al-Qur’an (Suatu Kajian Tah}li@li@ terhadap QS al-Humazah/ 104: 

1-4). 

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi 

Muhammad saw., nabi yang telah diberikan wahyu dan mukjizat oleh Allah 

berupa al-Qur’an yang akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Dialah teladan 

bagi seluruh umatnya serta dialah pembawa risalah kebenaran dalam menuntun 

umatnya ke jalan keselamatan. 

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan 

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

Tafsir pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar 

Tahun Akademik 2018/2019. 

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak 
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penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis merasa sangat perlu 
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telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa 
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doa yang terus dipanjatkan di setiap nafasnya sehingga penulis dapat 

sampai pada tahap akhir perkuliahan. Tiada kata-kata yang layak penulis 

berikan untuk mengemukakan penghargaan dan jasa beliau. Tanpa doa 
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yang ditujukan kepada penulis, penulis tidak mampu menyelesaikan 

penyusunan karya ilmiah ini, penulis hanya dapat mendoakan semoga 

beliau senantiasa mendapatkan berkah, rahmat dari dan di sisi Allah swt.,  

Dan tidak lupa pula kepada kedua kakak penulis Aisyah Nuh dan 

Mutmainnah Nuh yang selalu memberi semangat kepada penulis. Juga  

keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan bantuannya, baik moril 

maupun materil sehingga proses pembelajaran selama di bangku kuliah 

dapat berjalan lancar.  

2. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. sebagai Rektor UIN Alauddin 
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Dr. Darussalam, M.Ag, Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag selaku 

Wakil Rektor I, II, III, dan IV UIN Alauddin Makassar yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus 
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3. Dr. Muhsin Mahfudz, M. Th.I., sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, 
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tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan yang telah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim J 

 

Je 

 ح 

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

Kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

Dal 

 

D 

 

De 

 
 ذ

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

Ra 

 

R 

 

Er 

 
 ز

 

Zai 

 

Z 

 

Zet 

 
 ش

 

Sin 

 

S 

 

Es 

 
 ش

 

Syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

Gain 

 

G 

 

Ge 

 ف 

 

Fa 

 

F 

 

Ef 

 
 ق

 

Qaf 

 

Q 

 

Qi 

 
 ك

 

Kaf 

 

K 

 

Ka 

 
 ل

 

Lam 

 

L 

 

El 

 
 و

 

Mim 

 

M 

 

Em 

 
ٌ 

 

Nun 

 

N 

 

En 

 
 و

 

Wau 

 

W 

 

We 

 
 هـ

 

Ha 

 

H 

 

Ha 

 
 ء

 

Hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

Ya 

 

Y 

 

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : هَوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 Tanda 

fath}ah 
 

a a َ ا 
 kasrah 

 

i i ِا 
 d}ammah 

 

u u َ ا 
 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai a dan i  َْـي 

 
fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ـوَْ 

 

Nama 
 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 
 

fath}ah dan alif atau 

ya>’ 
ى | ... َ ا ... َ  

 

d}ammah dan wau 
 

وـ ْ  
 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 
 

i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ـي
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 Contoh: 

 ma>ta : يَاتََ

 <rama : رَيَي

 qi>la : لِيْمََ 

 yamu>tu : يًَُوْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضةََُالأطَْفَالَِ

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَنًَْدِيَُْةَُاَنْفَاضِهَةَُ

كًَْةَُاَنْحَِ  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَُّاََ

 <najjaina : ََجَّيُْاََ

 al-h}aqq : اَنْحكََّ

 nu‚ima : َُعِّىََ

 aduwwun‘ : عدَُوَ 
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الَ

 (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَنشًَّْصَُ

 al-zalzalah (az-zalzalah) : اَنسَّنْسَنَةَ

 al-falsafah : اَنْفَهْسفََةَ

 al-bila>du : اَنْبلادََُ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

يُرُوٌََْ
ْ
 ta’muru>na : تَأ

 ‘al-nau : اَنَّوْعَُ

 syai’un : شيَءَْ 

يِرْتَُ
ُ
 umirtu : أ
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِاللَِ  di>nulla>h دِيٍَُْاللهَِ

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

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

 hum fi> rah}matilla>h    هُىَْفِيَْرَحًَْةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

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

as. = ‘alaihi al-sala>m 

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

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

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

H = Hijriah 

M = Masehi 

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

h. = Halaman 
 



xvii 
 

ABSTRAK 

Nama  : Maria Ulfah 

NIM  : 30300115070 

Judul : Humazah dan Lumazah dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tah}li@li@  
Terhadap QS al-Humazah/ 104: 1-4) 

 

Skripsi ini merupakan penelitian terhadap humazah dan lumazah 
(pengumpat dan pencela) yang berupa gunjingan, olok-olokan, cemoohan 

terhadap manusia. Masalah pokok yang muncul di penelitian ini adalah 

bagaimana humazah dan lumazah  dalam al-Qur’an yang terdapat dalam QS al-

Humazah/ 104:  1-4? Dari masalah pokok ini muncul sub-sub masalah yakni 

bagaimana hakikat humazah dan lumazah dalam QS al-Humazah/ 104: 1-4?, apa 

sebab terjadinya humazah dan lumazah dalam QS al-Humazah/ 104: 1-4?, 

bagaimana dampak humazah dan lumazah dalam QS al-Humazah/ 104: 1-4?. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif  

tentang humazah dan lumazah yang terdapat dalam QS al-Humazah/ 104: 1-4. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka yang bersifat 

deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir dan pendekatan 

sosiologis. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan 

mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan beberapa teknik 

interpretasi seperti interpretasi tekstual, interpretasi sistematis, dan interpretasi 

sosio historis terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi 

dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. 

Penelitian ini juga menggunakan pola tafsir tah}li@li@ dalam mengolah data yang 

telah terkumpul. 

Hasil dari penelitian ini adalah humazah dan lumazah yakni yang 

mengumpat dan mencela orang lain di depan ataupun di belakang, dilakukan 

dengan lisan atau dengan anggota tubuh lain. Hal tersebut dilakukan karena 

banyaknya harta yang dimilikinya sehingga menganggap orang lain lebih rendah 

darinya. Dengan harta tersebut para pengumpat dan pencela yakin akan hidup 

kekal di dunia tanpa hisab. Padahal Allah swt., seecara tegas membantah dugaan 

tersebut dengan memberi ancaman akan dilemparkan ke dalam neraka h}ut}amah.  

Penelitian ini penting untuk diketahui, dipahami dan diterapkan. 

Mengingat begitu banyak fenomena  yang terjadi terkait dengan pengumpat dan 

pencela. Dengan demikian, begitu pentingnya dijelaskan tentang perilaku 

humazah dan lumazah  dalam al-Quran yang bisa dijadikan patokan untuk tidak 

melakukan hal tersebut. Humazah dan lumazah dalam al-Qur’an memiliki 

pembahasan yang cukup luas. Masih ada ayat-ayat al-Qur’an yang membahas 

tentang pengumpat dan pencela. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini 

menjadi usahabagi peneliti berikutnya untuk melanjutkan penelitian mengenai 

humazah dan lumazah sehingga menjadi suatu konsep yang sempurna dan lebih 

praktis untuk diterapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah yang berisi pedoman-

pedoman untuk dijadikan petunjuk, baik pada masyarakat yang hidup di masa  

turunnya al-Qur’an maupun masyarakat yang sesudahnya, hingga saat ini sampai 

akhir zaman. Namun, perlu diketahui bahwa al-Qur’an tidak diturunkan dalam 

masyarakat yang hampa nilai, melainkan masyarakat yang sudah sarat dengan nilai-

nilai kultural dan sosial.
1
 Al-Qur’an memberikan petunjuk dalam persoalan-

persoalan akidah, syariah, dan akhlak.
2
 

Al-Qur’an telah menyeru dan mengarahkan kepada manusia untuk bisa 

memahami tujuan dari hidupnya, baik itu kehidupan individu maupun dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat dan kehidupan bernegara, juga kehidupan manusia 

secara menyeluruh di berbagai peranan dan masanya. Tujuan yang diarahkan dalam 

al-Qur’an dan kemampuan menguatkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya 

adalah beribadah hanya kepada Allah,
3
 sebagai Pencipta. 

Allah yang telah mencipta dan mengatur alam semesta dan semua makhluk 

yang terdapat di dalamnya, tentu saja Dia pula yang memiliki kehendak dan 

kekuasaan yang mengatasi kehendak dan kekuasaan makhluk-Nya.
4
 Allah 

menciptakan manusia agar mereka menyembah-Nya dan tunduk serta patuh kepada-

                                                             

1
Umar Shihab, Kontekstualitas al-Qur’an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum (Jakarta: 

Penamadani, 2005), 38. 

2
M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1998), h. 53. 

3
Ahzami Saamiun Jazuli, Al-Haya>h fi@ al-Qur’a>n al-Kari@m, terj. Sari Narulita, dkk., 

Kehidupan dalam Pandangan Al-Qur’an (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 509. 

4
A. Athillah, Rasyid Ridha>’: Konsep Teologi Rasional dalam tafsir al-Mana>r (Jakarta: 

Erlangga, t.th), h. 245. 
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Nya. Itulah tanggung jawab utama manusia kepada Tuhan-Nya.
5
 Firman Allah 

dalam QS al-Z{a>riya>t/ 51: 56:  

                 

Terjemahnya: 
Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 
kepada-Ku.

6
 

Manusia diperintahkan meneladani Tuhan sepanjang kemampuannya dan 

tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Seseorang yang puas dengan 

dengan perolehannya, sedangkan masih tersisa baginya kemampuan untuk 

menambah demi kemanfaatan diri atau makhluk lain pada hakikatnya tidak 

menghayati ajaran agama.
7
 Ciri khusus kecintaan kepada Allah adalah: untuk 

mendapatkan keridhaan Allah, seseorang selalu siap berkorban jiwa raga, siap 

mengorbankan istri dan anaknya, hartanya, rumahnya, dan aset-asetnya karena 

semuanya itu tak dapat menggantikan kedudukan Allah di hatinya.
8
 

Dalam literatur agama dikenal istilah qana’ah, tetapi qana’ah bukan sekedar 

‚merasa puas dengan apa yang dimiliki‛. Kepuasan yang dimaksud merupakan hasil 

akhir yang didahului oleh: keinginan meraih sesuatu, usaha maksimal, keberhasilan 

dalam usaha, menyerahkan dengan suka cita apa yang telah diraihnya kepada yang 

butuh dan telah merasa puas dengan apa yang telah dimiliki sebelumya.
9
 Dengan 

                                                             

5
Murtadha Mutahhari, Perspektif al-Qur’an Tentang Manusia dan Agama (Bandung: Mizan, 

1992), h. 120. 

6
Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah dan Penjelasan (Cet. I; Solo: Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2016), h. 523. 

7
M. Quraish Shihab, Lentera al-Qur’an: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 

2013), h. 108. 

8
Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, Philosophy of Islam, terj. Ilyas Hasan, Intisari Islam: 

Kajian Komperhensif tentang Hikmah Ajaran Islam (Jakarta: Lentera Basritama, 2003), h. 65. 

9
M. Quraish Shihab, Lentera al-Qur’an: Kisah dan Hikmah Kehidupan, h. 108-109. 
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demikian, usaha maksimal tanpa keberhasilan serta kemampuan kepemilikan, belum 

lagi mengantar seseorang memiliki sifat yang dianjurkan oleh ajaran agama ini. 

Lebih-lebih jika ia tidak dengan suka hati menyerahkan apa yang telah dihasilkannya 

itu.
10

 

Usaha mengumpulkan harta bukanlah perilaku yang dilarang, justru menjadi 

perbuatan yang baik ketika hal tersebut bukan semata-mata untuk kesenangan 

individu. Akan tetapi, manusia mempunyai beberapa kewajiban terhadap harta 

tersebut, seberapa banyakpun harta yang dimiliki seseorang tentu mempunyai hak 

untuk diserahkan kepada yang butuh dengan rasa ikhlas tanpa merasa kecewa.  

Menumpuk harta serta menghitung-hitung kekayaan merupakan salah satu 

faktor pendorong untuk merendahkan orang lain. Kekayaan yang ia miliki berkali-

kali ia hitung demi kecintaanya yang amat dalam dan kepuasannya dengan 

menghitung kekayaannya itu. Ia menganggap tidak ada kemuliaan, keluhuran, dan 

keagungan tanpa harta, sehingga manakala ia melihat limpahan harta padanya maka 

bangkitlah anggapannya bahwa di antara faktor keluhuran seseorang adalah 

manakala ia memiliki keunggulan dan kelebihan pada harta. Oleh karena itu, ia 

mengejek dan mengumpat serta mencela orang lain tanpa rasa khawatir akan siksaan 

akibat perbuatannya itu.
11

  

peristiwa di atas diabadikan dalam al-Qur’an dalam QS al-Humazah/ 104: 1-4 

yang berbunyi: 

( الَّذِي جمََعَ 1ىُمَزَةٍ لُمَزَةٍ )ًَيْلٌ لِكُلِ  

نَّ مَالَوُ 2مَالًا ًَعدََّدَهُ )
َ
( يَحْسبَُ أ

                                                             

10
Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu al-Qur’an (t.t: Amzah, 2005), h. 233. 

11
Muhammad Abduh, Tafsir Juz ‘Amma: berikut Penjelasannya  (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo Baru, 2009), 283. 
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خْلَدَهُ )
َ
( كَلََّّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحطُمََتِ 3أ

(4) 
Terjemahnya: 

Celakalah bagi pengumpat dan pencela. Yang mengumpulkan harta dan 
menghitung-hitungnya. Dia (manusia) mengira bahwa harta itu dapat 
mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam 
neraka (H}ut}amah).

12
 

Ayat di atas diawali dengan kata-kata paling kuat dari suatu ancaman. 

Dikatakan, ‚Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela‛ yaitu orang-orang yang 

melukai hati orang lain dengan ucapan, tingkah laku, mimik, dan sindiran kasar di 

depan atau di belakang yang digunjing. Mereka menggunjing orang-orang dan 

menghina mereka dengan motif-motif jahat.
13

  

Menurut Ibn Abbas sebagaimana yang dikemukakan oleh Asrori dalam 

bukunya yang berjudul Tafsir Asrar: Bahan Kultum Pengajian bahwa humazah dan 

lumazah adalah pencemaran nama baik dan membicarakan aib orang lain. Bila 

dikombinasikan dengan dengan hawa nafsu berlebihan menumpuk harta kekayaan 

akan menjadi kejahatan yang menimbulkan celaka. Harta tidak dapat menjadikan 

pemiliknya menjadi kekal atau tetap dalam kesejahteraan bahkan harta pada saat 

pemiliknya tertimpa kemalangan kemungkinan bisa tidak berarti  apa-apa. Manusia 

tidak dilarang memiliki harta banyak, yang dilarang adalah menghitung-hitung yang 

berakibat pada sifat kikir dan sombong.
14  

                                                             

12
Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah dan Penjelasan Ayat, h. 601. 

13
Kamal Faqih, Nu>r al-Qur’a>n: An Enlightening Commentary into the Light of the Holy 

Qur’a>n, terj. Rahadian M.S, Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya al-Qur’an 

(Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 312. 

14
Asrori, Tafsir al-Asraar: Bahan Kultum Pengajian (Yogyakarta: Daarut Tajdiid, 2012), h. 

104. 
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Perbuatan mencela, mengejek dan menggunjing benar-benar dapat 

mencelakakan pelakunya pada saat mengalami pemeriksaan agung di hari kiamat 

kelak.
15

 Hal ini sangat jelas disebutkan pada ayat di atas bahwasanya mereka akan 

dilemparkan ke dalam Neraka Hut}amah.  

Seorang Muslim yang baik adalah, ketika ia tidak mencarut, tidak 

mengumpat, tidak membuat fitnah, tidak berdusta dan tidak menghinakan 

seseorang. Tidak ada sesuatupun yang keluar dari mulut seorang muslim selain 

kebaikan dan keindahan begitupun dengan tangannya tidak berpegang kecuali 

dengan kebaikan. Seorang muslim tidak boleh menyakiti manusia dengan matanya, 

telinganya ataupun dengan sesuatu dari anggota tubuhnya.
16

 Jika seseorang mengaku 

beragama Islam. Namun, masih menuturkan kata-kata makian, menjelekkan orang 

lain dan mengatakan kata-kata yang tidak sopan, berarti keimanannya kurang serta 

akidahnya tidak memenuhi hatinya. Karena di dalam hatinya masih ada ruang  setan 

yang membimbing lisannya untuk menuturkan ungkapan-ungkapan yang hina 

tersebut.
17

 

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang perbuatan mengumpat dan mencela (humazah dan lumazah) 

dalam al-Qur’an dengan menyusun sebuah skripsi yang berjudul ‚Humazah  dan 

Lumazah dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tah}li@li@  Terhadap QS al-Humazah/ 104: 1-4)‛. 

  

                                                             

15
Sakib Machmud, Mutiara Juz ‘Amma (Bandung: Penerbit Mizan, 2005), h. 405. 

16
Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, al-Islam, jilid 2(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), h. 

448-449. 

17
Raja’ Thaha Muhammad Ahmad, Min Kunuzis Sunnah fil Akhlaqi was Suluki wal Usrati, 

terj. Fat-hurrahman Hamid, Hifzhul Lizan & Penuntun Akhlak Keluarga  (Semarang: Pustaka Adnan, 

2005), h. 60. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan memberikan 

batasan-batasan masalah yang terkait dengan humazah dan lumazah. Adapun 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hakikat humazah dan lumazah dalam QS al-Humazah/ 104:1-4? 

2. Bagaimana wujud humazah dan lumazah dalam QS al-Humazah/ 104: 1-4? 

3. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh humazah dan lumazah dalam 

kehidupan sehari-hari? 

C. Definisi Operasional 

Judul dari penelitian ini adalah Humazah  dan Lumazah  dalam Al-Qur’an 

(Suatu Kajian Tah}li@li@  Terhadap QS al-Humazah/ 104: 1-4). Adapun yang menjadi fokus 

penelitian penulis yaitu pandangan al-Qur’an terkait humazah dan lumazah, yang 

berfokus pada QS al-Humazah/ 104: 1-4. Untuk menghindari kekeliruan pembaca, 

maka langkah awal yang akan penulis lakukan adalah menguraikan maksud judul 

skripsi tersebut. 

1. Humazah 

Kata humazah merupakan akar kata dari hamaza – yahmizu (yahmuzu) – 

hamuzan ( ىمزا –ييمز  –ىمز  ),
18

 yang berarti menekan, 

memeras sesuatu
19

 dapat pula diartikan dengan mengumpat dan memfitnah.
20

 Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mengumpat berasal dari kata umpat yang 

                                                             

18
M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata (Jakarta: Lentera Hati, 

2007), h. 317. 

19
Abi@ al-Husain Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lughah, jilid 6 (t.tp: 

Da>r al-Fikr, 1979), h. 65. 

20
Ra>gib al-As}faha>ni@, Mufrada>t Alfa>z} al-Qur’a>n (Damaskus: Da>r al-Qala>m, 2009), h. 846. 
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berarti perkataan yang keji-keji (kotor dan sebagainya) yang diucapkan karena 

marah (jengkel, kecewa dan sebagainya).
21

 

Al-Humazah adalah orang yang mencela atau mencaci di depan orang yang 

bersangkutan.
22

 

2. Lumazah 

Kata lumazah merupakan satu kata yang berasal dari huruf la>m, mi@m dan za>’ 

yang berarti mencela,
23

 memfitnah dan mencari aib seseorang.
24

 Adapun kata 

lumazah berarti menyebutkan aib seseorang di belakangnya.
25

 

3. Al-Qur’an 

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang ditulis dengan bahasa 

Arab. Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad yang hidup di jazirah Arab 

pada abad ke-6 Masehi.
26

 Secara etimologi kata al-Qur’an berarti bacaan karena 

makna tersebut diambil dari kata قراءة  atau قران, yaitu bentuk mashdar 

dari kata قرأ.
27

  

Secara terminologi, Muhammad ‘Ali al-S}a>buni menjelaskan bahwa al-Qur´an 

ialah kalamullah yang mu’jiz yang diturunkan kepada Nabi dengan perantara 

                                                             

21
Departemen Pendidikan RI, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008), h. 1779. 

22
M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, h. 317. 

23
Abi@ al-Husain Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lughah, jilid 6, h. 209. 

24
Abi@ al-Qa>sim al-Husain ibn Muhammad, Mufrada>t fi@ Ghari@b al-Qur’a>n (t.t: Maktabah 

Naza>r al-Mus}t}afa> al-Ba>z, t.th), h. 858. 

25
M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, h. 317. 

26
Agus Tricahyo, Metafora dalam al-Qur’an (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2009), h. 1. 

27
Abu Anwar, Ulumul Qur’an Sebuah Pengantar  (t.tp: Amzah, 2004), h. 13. 
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malaikat Jibril as., yang ditulis dalam mushaf, disampaikan kepada kita secara 

mutawatir yang dimulai dengan surah al-Fa>tihah dan diakhiri dengan surah an-Na>s.
28

 

4. Tah}li@li@ 

Metode tah}li@li@ adalah suatu cara yang dipergunakan oleh para mufasir klasik 

pada masa lalu
29

 dan merupakan metode tafsir yang paling tua. Dalam melakukan 

penafsiran, mufasir memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang 

terkandung dalam ayat yang ditafsirkan untuk menghasilkan makna benar dari setiap 

bagian ayat,
30

 mulai dari uraian makna kosa kata, makna kalimat, maksud setiap 

ungkapan, kaitan antar pemisah (munasabat), hingga sisi keterkaitan antarpemisah 

itu (wajh al-munasabat), dengan bantuan asbab an-nuzul, riwayat-riwayat yang 

berasal dari Nabi saw., sahabat dan tabi’in. Prosedur ini dilakukan dengan mengikuti 

susunan mushaf, ayat per ayat dan surat per surat. Metode ini terkadang 

menyertakan pula perkembangan kebudayaan generasi Nabi sampai tabi’in; 

terkadang pula diisi dengan uraian-uraian kebahasaan dan materi-materi khusus 

lainnya yang kesemuanya ditujukan untuk memahami al-Qur’an yang mulia ini.
31

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan humazah dan lumazah dalam QS al-Humazah/ 104: 1-4 sebagai 

objek utama dalam penelitian ini dengan menggunakan metode tah}li@li@ untuk 

menginterpretasikan bahasan-bahasan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun 

                                                             

28
Muhammad ‘Ali> al-S}abu>ni>, Al-Tibya>n Fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Cet. I; Beiru>t: ‘A>lam al-

Kutubu>, 1985), h. 8. 

29
Kadar M. Yusuf, Studi Al-Qur’an (Jakarta: Amzah, 2009), h. 144. 

30
Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi@r Maud}u@’i (Makassar: Pustaka al-Zikra, 

2011), h. 38. 

31
Rosihon Anwar, Ilmu Tafsir (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 159. 
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ayat kelima sampai seterusnya tidak termasuk dalam pembahasan karena pada ayat 

tersebut lebih cenderung menjelaskan tentang neraka H{ut}amah. 

D. Kajian Pustaka 

Pada tinjauan pustaka dikemukakan hasil penelitian-penelitian yang lalu yang 

ada kaitannya dengan topik dan judul penelitian. Jadi informasi terdahulu sangat 

penting untuk menetukan langkah-langkah dalam penelitian selanjutnya. Di samping 

itu, pada kajian pustaka ini grand theory yang akan digunakan sebagai 

dasar/landasan penelitian sesuai dengan teori yang dibangun untuk mendasari 

penelitian yang akan dilakukan sehingga akhirnya peneliti dapat menyusun kerangka 

pemikiran yang nantinya sangat berguna untuk menyusun penelitian.
32

 

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur dan karya ilmiah 

di beberapa perpustakaan dan media informasi lainnya terkait dengan rencana 

penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa karya ilmiah serta buku-buku yang 

menyinggung  tentang perbuatan mengumpat dan mencela dalam pembahasan yang 

berbeda, diantaranya yaitu:  

Pertama, Khairunnisa menulis skripsi yang berjudul ‘Kritik Sosial dalam 

Surat al-Humazah (Telaah Penafsiran Surat al-Humazah dalam Kitab Tafsir), 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Dalam skripsi ini 

menjelaskan tentang kritik sosial yang terkandung dalam QS al-Humazah/ 104 

tentang kecaman serta ancaman bagi orang-orang yang senang menumpuk harta 

kemudian kikir terhadap hartanya sehingga menyebabkan ia mengumpat dan 

mencela orang lain.  Dengan menggunakan berbagai ragam penafsiran serta teori-

                                                             

32
Arief Subyantoro dan FX. Suwarto, Metode & Teknik Penelitian Soasial (Yogyakarta: 

Andi Offset, 2006), h. 120. 
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teori sosial sehingga mampu membaca kejadian pada masa lampau hingga sekarang 

terkait perilaku orang yang menumpuk harta. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufik yang berjudul ‚Makna 

Kata Wail dalam Al-Qur’an (Study Tafsir al-Munir)‛ Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang 

makna wail yang terdapat dalam al-Qur’an dengan menggunakan metode maudhu’i, 

yakni mengumpulkan ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan orang-orang yang 

celaka, binasa serta menyesal di kemudian hari akibat perbuatannya. Orang-orang 

yang tergolong celaka yang dimaksud ialah yang mendustakan Allah dan rasul-Nya, 

para pengumpat, orang-orang yang lalai dalam melaksanakan shalat, senang berbuat 

riya’, juga orang-orang yang banyak berdusta di dalam bertutur kata.  

Ketiga, ‚Min Kunu>z al- Sunnat fi@ al- Akhla>q wa al- Sulu>k wa al- Usrah‛ 

karya Raja’ Thaha Muhammad Ahmad yang diterjemahkan oleh Fat-hurrahman 

Hamid dengan judul Hifzhul Lisan &Penuntun Akhlak Keluarga (Cet. I; Jakarta: 

Pustaka Adnan, 2005), membahas tentang perilaku-perilaku buruk yang disebabkan 

oleh lisan. Di dalam buku ini menjelaskan berbagai macam penyakit-penyakit lisan, 

misalnya berbicara yang tidak perlu, berdusta, ghibah, mengadu domba, marah, iri 

hati, dan sebagainya. Uraian-uraian sederhana yang disertai dengan kisah-kisah 

teladan juga menyebutkan dalil-dalil berdasarkan al-Qur’an dan hadis-hadis untuk 

menguatkan kisah-kisah tersebut.  

Keempat, buku yang disadur oleh Zainuddin yang berjudul ‚Bahaya Lisan‛ 

(Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1994), buku ini merupakan rangkuman dari kitab 

Ihya>’ Ulu>m al-Di@n karya Imam Gazali berisi tentang bentuk lidah yang indah, kecil 

dan menarik tetapi mampu menjadi alat perangkap setan yang paling jitu untuk 
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menjerumuskan manusia. Buku ini berisi tentang bahaya lidah seperti berburuk 

sangka, bicara yang berlebihan, bertengkar, melaknat (mengutuk), bersenda gurau, 

menghina, mengejek, dan beberapa masalah yang pelik tentang lidah.  

Kelima, artikel dalam sebuah Jurnal yang ditulis oleh Ernawati dengan judul 

‚Upaya Meningkatkan Adab dan Etika Berbicara Secara Islami Pada Anak 

Minoritas di sekolah Master Depok‛. Tulisan tersebut berisi tentang upaya 

peningkatan adab dan etika dalam berbicara yaitu: berkata baik atau diam, tidak 

membicarakan apa-apa yang telah didengar, tidak mengutuk dan berbicara kotor, 

tidak senang berdebat sekalipun benar, larangan berdusta hanya ingin membuat 

orang tertawa, larangan membicarakan sesuatu yang tidak berguna serta 

menghindari perbuatan menggunjing (ghibah) dan mengadu domba. 

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa penelitian ataupun buku yang membahas tentang humazah dan lumazah 

menggunakan  metode tah{li>li> pada QS al-Humazah/104:1-4, juga penelitian dan 

buku yang telah disebutkan tadi, akan banyak membantu peneliti di dalam 

melakukan penelitian karena ada beberapa hal yang pembahasannya sama dengan 

peneliti. Adapun tugas peneliti selanjutnya, yakni mengembangkan apa yang telah 

dipaparkan serta melengkapi pembahasan yang belum tersentuh. 

E. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang berarti cara yang tepat 

untuk melakukan sesuatu dan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. 
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Adapun penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan 

menganalisis sampai menyusun laporannya.
33

 

Istilah penelitian berarti pemeriksaan, penyelidikan yang dilakukan dengan 

berbagai cara secara  seksama dengan tujuan mencari kebenaran-kebenaran objektif 

yang disimpulkan melalui data-data yang terkumpul. Kebenaran-kebenaran obyektif 

dan diperoleh tersebut kemudian digunakan sebagai dasar atau landasan untuk 

pembaharuan, pengembangan atau perbaikan dalam masalah-masalah teoritis praktis 

dalam bidang-bidang pengetahuan yang bersangkutan.
34

 

Adapun tahap-tahap metode penelitian yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini yaitu: Jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, 

metode pengolahan dan analisis data.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.
35

 Penelitian ini 

merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (library research) yaitu mengkaji 

sumber tertulis,
36

 dalam membahas problema pokok dan sub-sub problema telah 

dirumuskan.
37

 Secara garis besar kepustakaan dapat dibagi menjadi tiga. Pertama,  

                                                             

33
I Made Wirarta, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 

h. 67. 

34
Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’i, h. 3. 

35
Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi di mana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan 

trianggulasi (gabungan), analsis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi. Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian 

Kualitatif  (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8. 

36
Trihono Kadri, Rancangan Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 31. 

37
Ibrahim Nasbi, Wawasan al-Qur’an Tentang Ilmu (Makassar: Alauddin University Press, 

2013), h. 20. 
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kepustakaan umum yakni kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, dalam hal ini 

buku-buku agama, ensiklopedia, monograph dan sejenisnya. Kedua, kepustakaan 

khusus yakni kepustkaan yang berwujud jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi, 

micro film, vcd dan lain-lain yang merupakan sumber bacaan yang memuat laporan 

hasil penelitian. Ketiga, kepustakaan   online yakni kepustakaan global yang tedapat 

dalam internet dan lain-lain.
38

  

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan adalah pola pikir (al-ittija>h al-fikri>) yang digunakan 

untuk membahas suatu masalah.
39

 Adapun metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu:  

a. Pendekatan tafsir yaitu arah gerak yang dipakai dalam penafsiran.
40

 Dalam 

pendekatan tafsir ini, penulis menggunakan metode tah}li@li@ yakni metode yang 

berusaha menjelaskan al-Qur’an dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, 

kecenderungan dan keinginan sang mufassir.
41

 Metode ini juga menafsirkan ayat-

ayat al-Qur’an secara keseluruhan dari awal hingga akhir berdasarkan susunan 

mushaf. Ia menjelaskan ayat demi ayat, surah demi surah dengan menjelaskan 

makna mufradatnya, dan juga unsur I’jaz dan balaghahnya. Penafsiran yang 

                                                             

38
Syahrin Harahap, Metodologi Studi dan Penelitian Ilmi-Ilmu Ushuluddin (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2000), h. 89-90. 

39
M. Alfatih Suryadilaga, dkk., Metodologi Ilmu Tafsir (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2005), h. 

138. 

40
Islah Gusmian, Khazanah tafsir di Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi (Cet. I; 

Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2013), h. 121. 

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

Ketahui dalam Memahami al-Qur’an (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 378. 
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menggunakan metode ini juga tidak mengabaikan asba>b al-nuzu>l dan 

muna>sabah.42
  

b. Pendekatan Sosiologis ialah peneliti menggunakan logika-logika dan teori 

sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena 

sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomrna lain.
43

 

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami 

agama. Hal demikian dapat dimengerti, karena banyak bidang kajian agama yang 

baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa 

bantuan sosiologi.
44

 

3. Metode Pengumpulan dan Sumber Data 

Untuk dapat membuat sebuah simpulan, diperlukan serangkaian data yang 

mendukung. Tentu saja aktivitas ini membutuhkan sebuah proses pengumpulan data 

dari subjek yang tepat. Langkah awal dalam proses pengumpulan data adalah 

menyiapkan alat tepat yang memenuhi persyaratan validitas dan relibilitas. 

Mengonstruksi sebuah skala/ instrumen membutuhkan kecermatan sebab jika tidak, 

yang terjadi adalah peneliti akan mengumpulkan data padahal bukan itu sebenarnya 

yang hendak ditelitinya.
45

 

Dalam penulisan proposal penelitian, peneliti menentukan metode apa yang 

akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah 

                                                             

42
M. Alfatih Suryadilaga, dkk., Metodologi Ilmu Tafsir (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2005), h. 

149. 

43
M. Sayuti Ali, Motodologi Penelitian Agama Pendekatan & dan Teori Praktek (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2002), h. 100. 

44
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 39. 

45
Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 

(Jakarta: Erlangga, 2009), h. 99 
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penelitiannya.
46

 Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan alat, 

misalnya melalui analisa peristiwa historis, opinier, analisa sumber dokumenter, dan 

lain sebagainya.
47

 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.
48

 Kesalahan 

dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga 

akan memeleset dari yang diharapkan.
49

Dalam penelitian sumber data terbagi 

menjadi dua yaitu suber data primer dan suber data sekunder.
50

 Adapun sumber 

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab suci al-Qur’an. Dan sumber 

data sekunder yang digunakan adalah kitab-kitab tafsir, buku-buku terkait masalah 

akhlak. Adapun kitab-kitab tafsir yang akan menjadi rujukan penulis adalah Tafsi>r 

Ibnu Kas\i@r  karya Ibnu Kas\i@r,  Tafsir al-Misbah  karya M. Quraish Shihab dan kitab-

kitab tafsir lainnya yang berkaitan dengan tema pada penelitian ini. 

4. Metode Pengolahan dan Analisi Data 

Pengolahan atau analisis data dilakukan untuk menemukan makna setiap 

data/ informasi, hubungannya antara satu dengan yang lain dan memberikan 

tafsirannya yang dapat diterima akal sehat (common sense) dalam konteks 

                                                             

46
Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), h. 56. 

47
Winarno Surachmad, Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah (Bandung: 

Tarsito, 1972), h. 39. 

48
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), h. 106. 

49
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan 

Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran 

(Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 129. 

50
Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu 

atau perseoranggan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan 

oleh peneliti. Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau diagram-diagram. Husein Umar, Metode 

Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 42. 
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masalahnya secara keseluruhan.
51

 Menurut sumbernya, data dibedakan menjadi data 

internal dan data eksternal.
52

 Data internal merupakan data yang didapat dari dalam 

perusahaan atau organisasi di mana riset ditemukan. Sedangkan data eksternal 

merupkan data yang didapat dari Biro Pusat Statistik.
53

 

Metode yang akan peneliti gunakan adalah metode tah{li>li. Metode ini 

berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur´an dari berbagi seginya, sesuai 

dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan mufassir.
54

  

Adapun prosedur dari metode tahli>li, yaitu: 

a. Menentukan ayat yang akan dibahas 

b. Menuliskan ayat dan terjemahnya sesuai dengan urutan mushaf 

c. Syarah kosa kata atau Menganalisis kosa kata 

d. Menganailis term (makna ijmali>), atau memberikan gambaran umum 

terhadap ayat yang dibahas 

e. Munasabah, Mengaikatkan antara ayat dengan ayat atau dengan surah 

f. Penafsiran ayat secara keseluruhan 

g. Menuliskan Asba>b al-Nu>zu>l jika ada 

h. Memperhatikan keterangan-keterangann yang bersumber dari ayat lain, Nabi, 

Sahabat, tabi’in dan para mufassir 

i. Memberikan penjelasan tentang maksud ayat tersebut dari berbagai aspeknya 

pada penjelasan yang telah diperoleh. 

                                                             

51
Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1996), h. 190. 

52
Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), h. 56. 

53
Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, 42. 

54
M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui 

dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an  (Cet. I; Tangerang: Lentera  Hati, 2013), h. 378. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui hakikat secara umum tentang humazah dan lumazah 

2. Mengetahui wujud humazah dan lumazah dalam QS al-Humazah 

3. Mengetahui dampak humazah dan lumazah dalam QS al-Humazah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini mencakup dua hal yaitu kegunaan ilmiah 

dan kegunaan praktis  

1. Kegunaan ilmiah: mengkaji dan mempelajari secara mendalam segala hal 

yang berkaitan dengan penelitian ini yang nantinya dapat menambah 

wawasan dan khazanah keilmuan baik dalam bidang tafsir maupun dalam 

bidang keilmuan lainnya  

2. Kegunaan praktis: untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar 

Sarjana Agama (S. Ag). 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG HUMAZAH DAN LUMAZAH 

A. Makna Humazah dan Lumazah 

Kata Humazah berasal dari akar kata   َيََْٖ ض (يََِْٖض  -َََٕض(  

diartikan sebagai memeras dan menekan.
1
 Dalam kamus lisa>n al-Arab kata 

hamaza diartikan dengan memfitnah.
2
 Kata al-hamz secara umum bermakna 

memeras dan menekan akan tetapi kata ini juga digunakan dengan arti 

membanting, mendorong dan mencela. Dalam kitab Mufrada>t fi@ G}ari@b al-Qur’an  

kata al-hamzu memiliki makna yang sama seperti اىعسش  yang berarti 

menindas atau menekan. Dikatakan  َََْٕضْخ  اىشيَءَْ فِيْ مَفِ ي 

berarti saya menekan sesuatu dalam genggaman tangan. Maka dari sinilah 

dikatakan  ِاىََْٖض  فِيْ اىحشَْف yang berarti menekan suara huruf. 

Sedangkan  ُِ  berarti memfitnah seseorang. Seseorang ََْٕض  الإِّْساَ

yang memfitnah disebut dengan )ٌسَج وٌ َٕا ٍِض), sedangkan orang-

orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang suka mengumpat dan memfitnah 

disebut dengan ٌََّٕاَص dan  ٌََّٕاصَج sebagaimana yang terdapat di 

dalam QS al-Qalam/ 68: 11  

 ََّٕاصٍ ٍَشَّاءٍ تََِِْيٌٍ 

Terjemahnya: 

Suka mencela, yang kian ke mari menyebarkan fitnah.
3
 

Bisikan atau godaan setan disebut dengan ( َََِٕضَاخ) sebagaimana 

yang terdapat di dalam QS al-Mu’minu>n/23: 97 

                                                             

1
Abi@ al-Husain Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lughah, jilid 6 (t.tp: 

Da>r al-Fikr, 1979), h. 65. 

2
Jama>l al-Di@n Manz}ur al-Ans}a>ri@, Lisa>n al-‘Arab, Juz. XV (Cet. III; Beirut: Da<r al-S{a>dr, 

1414 H), h. 425.  

3
Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah dan Penjelasan Ayat (Cet. I; Solo: Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 564. 
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ع ٘ر  تِلَ ٍِِْ َََٕضَاخِ 
َ
 اىشَّيَاطِيِِ  َٗق وْ سَب ِ أ

 

Terjemahnya: 

Dan katakanlah, Ya tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-
bisikan setan.

4
 

Adapun al-lumazah berasal dari akar kata   َيَيَِْض   -ىَََض  

berarti aib atau mencela.
5
 Seperti dalam QS al-Taubah/9: 58  

يَيَِْض كَ فِي اىصَّذَقَاخِ فَئُِْ ٍَِْْٖٗ ٌْ ٍَِْ 

عْط ٘ا ٍَِْْٖا سَض ٘ا َٗإُِْ ىٌَْ ي عْطَْ٘ا ٍَِْْٖا 
 
أ

 إِرَا ٕ ٌْ يَسخْطَ ُ٘

 
Terjemahnya: 

Dan di antara mereka ada yang  mencelamu tentang (pembagian) sedekah 
(zakat), jika mereka diberi bagian , mereka bersenang hati, dan jika 
mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

6
 

Sedangkan dalam kamus lisa>n al-Arab kata al-lumazah diartikan sebagai 

membicarakan aib seseorang dengan cara sembunyi-sembunyi.
7
 Dikatakan 

 ialah orang yang mencela atau mencaci di depan orang سَج وٌ ٕ ََضَج

yang bersangkutan, sedangkan  سَج وٌ ى ََضَج   ialah orang yang 

menyebutkkan aib seseorang di belakangnya.
8
  

Beberapa pendapat ulama tentang pengertian kata al-humazah dan al-

lumazah di antaranya ialah pendapat Ibnu Abbas yang mengartikan bahwa al-

humazah adalah pengumpat dan pemfitnah, sedangkan al-lumazah artinya 

pencela. Abu Zaid  berpendapat bahwa al-humazah ialah pencela dengan 

                                                             

4
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 348. 

5
Abi@ al-Husain Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lughah, jilid 5 h. 

209.   

6
Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah dan Penjelasan Ayat, h. 196 

7
Jama>l al-Di@n Manz}ur al-Ans}a>ri@, Lisa>n al-‘Arab,, Juz.V h. 406.   

8
M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata (Jakarta: Lentera 

Hati, 2007), h. 317.  
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menggunakan isyarat tangan sedangkan al-lumazah mencela dengan 

menggunakan lidah. Abu A<liyah juga berpendapat bahwa kata al-humazah ialah 

memfitnah dengan berhadapan, sedangkan al-lumazah ialah memfitnah dilakukan 

dengan tidak memfitnah.  

Al-Zajja>j dan Ibnu al-Sikkit tidak membedakan antara al-humazah dan al-

lumazah, beliau mengartikan al-humazah dan al-lumazah ialah memfitnah 

seseorang dan merendahkan martabatnya. Sedangkan Abu> Mans{u>r berpendapat 

bahwa asal mula dari mengumpat atau memfitnah ialah al-daf’u . Al-Farra> 

berkata bahwa al-humazah dan al-lumazah ialah mencela orang dengan 

menyebutkan aib seseorang, sedangkan al-Lihya>ni@ berkata bahwa al-humazah 

dan al-lumazah ialah memfitnah orang dan mengadu domba.
9
 

Kata humazah (pengumpat) ialah orang yang suka membusuk-busukkan 

orang lain; dan merasa bahwa dia saja yang benar. Membicarakan keburukan 

orang di belakangnya, namun ketika berhadapan dia bermulut manis.
10

 Dalam 

literatur lain disebutkan bahwa humazah ialah orang yang menusuk perasaan 

seseorang, melukai hati dan memburuk-burukkan orang lain.
11

 Kata lumazah 

menunjuk kepada segala pekerjaan. Kata lumazah yaitu segala pekerjaaan yang 

dilakukan oleh orang lain meskipun sangat baik, namun bagi dia tetap saja ada 

cacat dan celanya.
12

 yakni penggunjing yang suka makan daging sesama manusia 

disebabkan gemar mengumpat. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa dua istilah 

tersebut yakni humazah dan lumazah sama-sama digunakan dalam pengertian 

                                                             

9
Jama>l al-Di@n Manz}ur al-Ans}a>ri@@, Lisa>n al-‘Arab, Juz.V h. 406.  

10
Hamka, Tafsir al-Azhar, juz. 30 (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 263. 

11
Al-Gazali@, Ih}ya> Ulu>m al-Di@n, terj. Zainuddin, Bahaya Lidah (Cet. II; Jakarta: Bumi 

Aksara, 1994), h. 66. 

12
Hamka, Tafsir al-Azhar, juz. 30, h. 263 
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yang luas, sehingga ia mencakup setiap usaha mencari-cari kesalahan, menghina, 

menggunjing menyindir, mencemooh dengan lisan atau dengan mimik wajah, 

terkadang kedua istilah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang  menghina 

orang lain dengan menggunakan julukan-julukan rendah pada mereka.
13

 

Jadi, kata al-humazah dan al-lumazah dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kata tersebut pada dasarnya memfitnah dan mencela baik dilakukan secara 

terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dan dapat pula disimpulkan dari 

ketiga ayat yang menjelaskan kata tersebut, bahwa al-Qur’an menggunakan kata 

tersebut dalam konteks yang berbeda-beda. Di dalam dua ayat diartikan dengan 

pencela atau pengumpat sebagaimana dalam QS al-Humazah/ 104: 1 dan QS al-

Qalam/68: 11, sedangkan satu ayat digunakan dalam arti godaan atau bisikan QS 

al-Mu’minu>n/23: 97.  

Ada beberapa alasan yang membolehkan untuk mengumpat yakni:
14

 

1. Dalam Hal Penganiayaaan 

Seseorang yang dizalimi atau dianiaya oleh orang lain, lalu ia hndak 

mengadukan hal itu kepada seorang amir atau hakim agar haknya dapat diperoleh 

kembali atau untuk menuntut haknya yang belum diterima, maka bolehlah ia 

menggunjing seperlunya kepada orang yang berbuat zalim tersebut. Akan tetapi, 

hendaknyaa dibatasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengaan perkaranya 

saja dan tidak peru mengungkapkan yang lain-lain. Menggunjing atau 

mengumpat semacam ini sebabnya dibolehkan karena pasti tidak akan dapat 

dibenarkan keterangannya, melainkan dengan jalan mengatakan bahwa lawan 

                                                             

13
Kamal Faqih Imani, Nu>r al-Qur’a>n: An Enlightening Commentary into the Light of the 

Holy Qur’a>n, terj. Rahadian M.S, Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya 

al-Qur’an (Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 313. 

14
Al-Ima>m Abi@ H{a>mid Muh}ammad ibn Muh}ammad al-Gaza>li@, Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di@n, jilid 

3, h. 161-162. 
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tersebut adalah seorang yang zalim serta merampas haknya. Dalam hal ini Allah 

swt., berfirman dalam QS al-Nisa>’/ 4: 148: 

ءِ ٍَِِ اىْقَْ٘هِ  لَ ي حةُِّ اللََّّ  اىْجَْٖشَ تِاىسُّ٘

إِلََّ ٍَِْ ظ يٌَِ َٗمَاَُ اللََّّ  سََِيعًا عيَِيًَا 

(841) 

Terjemahnya: 

Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus 

terang, kecuali orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, maha 

Mengetahui.
15

 

2. Saat Meminta Pertolongan 

Menggunjing diperbolehkan pula saat meminta pertolonngan agar sesuatu 

kemungkaran dapat diubah atau agar seorang yang bermaksiat itu dapat 

diarahkan ke jalan yang baik kembali. 

3. Menghindari Perbuatan buruk 

Apabila melihat suatu keburukan yang pernah dilakukan orang lain, 

kemudian diberitahukan kepadanya akan dampak atau bahaya yang dialami oleh 

orang tersebut akibat perbuatannya. Jadi, pada dasarnya tujuannya bukanlah 

mengumpat orang tersebut, melainkan memberi peringatan kepada orang 

tersebut agar tidak melakukan suatu keburukan yang dapat membahayakan 

dirinya. 

4. Dibolehkan Menyebut gelar Buruk 

Saat menanyakan seseorang yang lebih dikenal dengan nama gelarnya, 

misalnya hendak mencari alamat. Yang diketahuinya hanyalah gelarnya yang 

biasa digunakan padahal gelar itu sebenarnya buruk seperti si pincang, si Pece 

dan lain-lan. Yang demikian ini tidak masalah disebutkan. Karena tujuannya 

semata-mata untuk menanyakan atau meminta penjelasan. Sebab dibolehkannya 

                                                             

15
Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Solo: Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2016), h. 102. 
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ialah karena memang terpaksa harus berbuat demikian agar lebih mudah untuk 

mengenal. 

 

 

 

B. Term-term Humazah dan Lumazah 

   سخش .1

Kata ini terambil dari akar kata sakhira–yaskharu–sakhran. Secara bahasa 

kata ini dalam Kamus al-Maurid diterjemahkan dengan arti sindiran tajam, 

mengolok-olok atau mengejek.
16

 Sementara dalam kitab Mufrada>t fi@ Ga>rib al-

Qur’a>n kata sukhriyyah dimaknai sebagai perbuatan yang menunjuk kepada 

hinaan atau ejekan, maka dari itu  dalam bahasa Arab lahirlah sebuah kalimat 

.(orang yang suka menghina atau mengejek) سجو سخشج 
17

 Kata 

 juga dimaknai dengan ejekan yang disertai pelecehan dan س خشِْيَّح

penghinaan terhadap yang dicemoohkan.
18

 Perbuatan ini diharamkan, manakala 

itu menyakitkan.
19

 

Kata sakhr atau pecahannya di dalam al-Qur’an terulang 42 kali.
20

 Kata 

ini di dalam al-Qur’an  yang menggunakan makna dasar merendahkan 

salah satunya terdapat dalam QS al-Anbiya>’/21: 41. 

                                                             

16
Munir Balbaki dan Rohi Balbaki, Kamus al-Maurid: Arab, Inggris, Indonesia, h. 460. 

17
Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, Al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, Jil. 1, h. 402. 

18
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 8, 

h. 57. 

19
Ima>m al-Gaza>li@, Ihya> Ulu>m al-Di>n, terj. Moh. Zuhri, dkk., Ihya’ Ulumiddin, jilid 5 

(Cet. I; Semarang: CV. Asy Syifa’, 1994), h. 372. 

20
Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi@, Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari@m, h. 

Lihat juga Sahabuddin [et al.],, Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosakata, Vol. 3, h. 867. 
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َٗىَقَذِ اسرْ ْٖضِاَ تِش س وٍ ٍِِْ قَثْيِلَ فَحاَقَ 

ٍِْْٖ ٌْ ٍَا مَاّ ٘ا تِِٔ تِاىَّزِيَِ سخَشِ ٗا 

 (48يَسرَْْٖضِئ َُ٘ )
Terjemahnya: 

Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau (Muhammad) pun telah 
diperolok-olokkan, maka turunlah (siksaan) kepada orang-orang yang 
mencemoohkan apa (rasul-rasul) yang selalu mereka perolok-olokkan.

21 
Wahbah al-Zuh}aili@ dalam tafsirannya terkait ayat di atas menyatakan 

bahwa Nabi Muhammad saw. tidak sendiri dalam mengalami berbagai cemoohan, 

para nabi terdahulu pun mengalami hal demikian. Banyak rasul sebelum Nabi 

Muhammad saw. yang juga di olok-olok. Orang-orang yang mengolok-olok dan 

mencemooh pun akan tertimpa azab dan bencana sebagaimana yang terjadi pada 

umat-umat sebelum mereka  yang mendustakan para rasul-Nya.
22 

Allah swt. memaparkan ejekan orang-orang musyrik terhadap nabi, 

seperti Abu Jahal bin Hasyim dan semisalnya, karena mereka hanya menghendaki 

pelecehan terhadap nabi dan menjadikan beliau sebagai olok-olokan. Mereka 

mencela nabi dengan menyatakan bahwa tuhan-tuhan mereka tidak dapat 

mendatangkan mudarat tidak pula manfaat, padahal mereka ingkar kepada 

Allah.
23

 

Allah memerintakan kepada umat manusia agar senantiasa selalu 

memelihara lidah dari perbuatan bersenda gurau, mengejek, menertawakan atau 

memperolok-olok orang lain, baik dalam waktu kerja ataupun di waktu main-

main. Karena perbuatan itu mampu mengotori derajat seperti halnya air bersih di 

sumur, yang dikotori batu, pasir, perhatian simpati akan menjadi  rusak, 

                                                             

21
Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 325. 

22
Wahbah bin Mus}t}afa al-Zuh}aili@, Al-Tafsi@r al-Muni@r fi@ al-‘Aqi@dah wa al-Syari@‘ah wa al-

Manhaj, Jil. 17, h. 55. 

23
Wahbah bin Mus}t}afa al-Zuh}aili@, Tafsi@r al-Wasi@t} li al-Zuhaili@, jil. 2 (Damaskus: Da>r al-

Fikr, 1422 H), h. 1579. 
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wibawanya ingin menyisihkan diri dan merusak nanti. Perbuataan itu merupakan 

sumber yang menimbulkan kebencian, marah, pengasingan akibatnya mereka 

menanam benih-benih dendam dan iri hati manusia.
24

 

Firman Allah yang lain dalam QS al-Hujura>t/ 49: 11 

                      

                    

                     

               

Terjemahnya: 

Sesungguhnya dosa kecil adalah tersenyum dengan memperolok-olok 

kepada kaum mukmin. Adapun dosa-dosa besar adalah tertawa terbahak-

bahak dengan memperolok-olok. Ini memberi isyarat bahwa menertawakan 

orang adalah termasuk sejumlah dosa-dosa dan dosa-dosa besar.
25

 

Sebagian ulama mengartikan ayat di atas sebagai ‚orang yang memberi 

gelar kepada saudaranya dengan gelar yang menyinggung hati, yang 

menyombongkan diri, atau yang menghina merupakan orang keji yang 

seharusnya menyandang gelar keji itu.
26

 

Dalam ayat ini, terdapat tiga syarat pertama yang berhubungan dengan 

prinsip etika dan orang-orang beriman diperintahkan untuk mengamati hal-hal 

berikut: 

a. Menunjukkan rasa hormat pada karakter atau reputasi seorang muslim 

b. Larangan mencari kesalahan orang lain 

                                                             

24
Rus’an, Mutiara Ihyaa’ Umuluddin (Cet. IV; Semarang: Wicaksana, 1985), h. 161. 

25
Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516 

26
Must}afa al-‘Adawy, Fiqh al-Akhla>q wa al-Mu’a>mala>t baina al-Mu’mini@n, terj. Salim 

Bassemool dan Taufik Damas,  Fikih Akhlak, h. 304. 
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c. Larangan menggunakan atau memanggil dengan nama yang buruk kepada 

orang beriman.
27

 

Menjuluki seseorang dengan gelar buruk yang tidak terdengar baik 

misalnya si fasik, durhaka, kurang adab dan sebagainya. Julukan seperti itulah 

yang tidak disukai oleh agama. Bahkan dianjurkan untuk mengganti nama yang 

buruk dengan yang baik seperti yang sering dilakukan rasulullah oleh sahabat-

sahabatnya. Umar pernah memanggil anak perempuannya dengan ‘As}irah 

(pendurhaka), lalu Rasulullah menggantinya dengan Jamilah (yang indah). 

Menurut pemahaman sebagian salaf, memberi gelar dengan julukan yang buruk 

itu terlarang dan tidak wajar.
28

 

 غيثح .2

Kata   اىْغَيْة adalah bentuk mas}dar dari  َغَاب, artinya 

tersembunyi dari pandangan mata. Contohnya seperti kalimat  ِغَاتَد

 .artinya matahari hilang dari pandangan mata (terbenam) اىشََّْشِ 

Disebutkan juga dalam kalimat غَابَ عَِِ  مَزَا yang berarti ia 

menghilang dariku.
29
 

Dalam kitab Lisa>n al-‘Arab kata gibah berasal dari kata الإغرياب 

(al-igtiya>b) yang berarti menggunjing atau menuturkan keburukan orang lain 

yang tidak disukai. Jika yang digunjing memang benar adanya pada diri 

seseorang, maka itulah yang disebut dengan gibah. Akan tetapi, jika yang 

digunjingnya itu tidak terdapat pada seseorang, maka itulah disebut dengan 

buhta<n.30 

                                                             

27
J. Subhani, The Islamic Moral System: Commentary of Surah al-Hujurat, terj. Titik 

Eriana dan Khalid Sitaba, Tadarrus Akhlak: Daras Etika dalam Surah al-Hujurat (Cet. I; t.t: 

Citra, 2013), h. 138. 

28
Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Al Islam: Aqaid, al Akhlak al Karimah, jilid 1 (Cet. 

I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), h. 648. 
29

Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, Al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, Jil. 1, h. 616. 

30
Jama>l al-Di@n Manz}ur al-Ans}a>ri@, Lisa>n al-‘Arab,  h. 656. 
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Gibah (menggunjing) yaitu membicarakan kejelekan orang di belakang 

orang yang bersangkutan. Kejelekan yang dibicarakan tersebut baik tentang 

keadaan dirinya sendiri ataupun keluarganya, badannya, akhlaknya.
31

 Gibah juga 

dapat diartikan dengan membicarakan orang lain dengan sesuatu yang tidak 

disukai jika didengar orang tersebut. Sesuatu yang diceritakan bisa berupa 

kekurangaan, usia, akhlak, perbuatan, perkataan, agama, pakaian atau 

kendaraannya.
32
   

Kata gibah dalam al-Qur’an disebutkan dalam QS al-Hujura>t/ 49: 12: 

ُْ َٗلَ يَغْرَةْ تَعْض ن ٌْ تَعْ 
َ
حذَ م ٌْ أ

َ
ي حةُِّ أ

َ
ضًا أ

خئِِ ٍَيْرًا فَنَشِْٕر َ ٘ٓ  
َ
م وَ ىَحٌَْ أ

ْ
 ...يَأ

Terjemahnya: 
Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. 
Apakah di antara kamu ada yang suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Tentu kamu merasa jijik...

33
 

Allah menyerupakan tindakan menggunjing dengan tindakan memakan 

bangkai manusia adalah tindakan yang tidak disukai semua orang, apabila 

seseorang tidak menyukai tindakan tersebut maka sebenarnya menggunjing 

adalah tindakan yang serupa dengannya. Menggunjing sama halnya dengan 

memakan bangkai manusia.
34

 

Gibah adalah menyebut atau membicarakan seseorang dengan apa yang 

dibencinya, ini antara lain disebabkan karena dengki, mencari muka, berolok-

olok, mengada-adakan, dengan maksud mengurangi perhatian orang lain terhadap 

yang digibah.
35

 Menggunjing adalah perbuatan dosa dan kotor, karena 

                                                             

31
Al-Gazali@, Ih}ya> Ulu>m al-Di@n, terj. Zainuddin, Bahaya Lidah (Cet. II; Jakarta: Bumi 

Aksara, 1994), h. 64. 

32
Yahya> ibn hamzah al-Yama>ni@ al-Z}ima>ri@, Kita>b Tas}fiyah al-Qulu>b min Daran al-Awza>r 

wa al-Z}unu>b, terj. Maman Abdurrahman Assegaf, Pelatihan Lengkap Tazkiyatun Nafs (Cet. I; 

Jakarta: Zaman, 2012), h. 119. 
33

Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517. 
34

Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili@, al-Tafsi@r al-Wasi@t}, Juz. 3, h. 2478. 

35
Barmawie Umary, Materia Akhlak (Cet. IX; Solo: CV. Ramadhani, 1990), H. 60. 
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menggunjing dapat mencoreng nama atau karakter orang dan mempermalukan 

orang lain serta menyebarka  ke tengah masyarakat perbuatan buruk dan keji.
36

 

 َّيٌ  .3

Kata namimin berasal dari kata nammun - namimatun – nammamun yang 

artinya fitnah, umpat, mengadu-ngadu, tukang fitnah, pengumpat dan pengadu.
37

 

Sedangkan kata  َُّّاى berarti menampakkan ucapan dengan memfitnah. 

kata   اىِْ َِيََْح artinya adalah memfitnah. kalimat  ًٌسَج وٌ ََّّا 

artinya adalah orang yang suka memfitnah.
38

 Allah swt. berfirman dalam QS al-

Qalam/ 68: 11 yang berbunyi: 

 (88ََّٕاصٍ ٍَشَّاءٍ تََِِْيٌٍ )
Terjemahnya: 

Yang banyak mencela, yang kian kemari menebar fitnah.
39

 

Asal mula kata   اىََِّيََْح adalah bicara dan bergerak dengan 

pelan. Dari pemaknaan ini maka lahirlah kalimat   َٔسنَْدَ اللَّ   ََّّر
َ
 أ

artinya semoga Allah memelankan gerakannya.
40

 

Para ulama berkata bahwa adu domba adalah menebar perkataan 

seseorang kepada orang lain untuk merusak hubungan antara mereka. bukan itu 

saja maksud adu domba atau menebar fitnah. Akan tetapi, definisi yang 

sebenarnya adalah membuka atau menceritakan sesuatu yang tidak diinginkan 

untuk terbuka, baik oleh orang yang menceritakan atau oleh orang yang 

diceritakan ataupun oleh orang ketiga. Baik itu berupa ucapan, perbuatan, tanda 

                                                             

36
Husaini Bahesti dan Jawad Bahonar, Philosophy of Islam, terj. Ilyas hasan, Intisari 

Islam: Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam (Cet. I; Jakarta: Lentera Basritama, 

2003), h. 278. 

37
Mahmud Yunuz, Kamus Arab – Indonesia (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa 

Dzurriyyah, 2010), h. 469. 

38
Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, Al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, 656. 

39
Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 564. 

40
Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, Al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, 656. 
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atau dengan isyarat, baik yang diceritakan itu amal perbuatan atau kata yang 

diucapkan, baik aib dan kekurangan atau bukan.
41

  

Faktor yang mendorong untuk melakukan adu domba pada dasarnya 

adalah untuk menghendaki kejelekan bagi orang yang diceritakan atau 

melahirkan cinta bagi orang yang diberi cerita, atau bersenang-senang dengan 

pembicaraan dan tenggelam pada kata-katayang tidak ada faedahnya.
42

 

Apabila dihadapkan dengan seseorang yang membawa kabar untuk 

memburukkan orang lain, hendaknya bersikap:  

a. Tidak memercayai kabar tersebut 

b. Beri nasihat bahwa hal tersebut tidak baik 

c. Tidak menyangka buruk terhadap yang diberitakan 

d. Tidak mencontoh perbuatan tersebut.
43

 

 طعََِ .4

Kata  ََِطع artinya memukul dengan panah ataupun dengan tanduk dan 

yang sejenisnya. Kata tersebut digunakan untuk mengartikan sebuah umpatan 

atau celaan.
44

 Kata ََِطع dari berbagai derivasinya disebutkan sebanyak dua 

kali dalam al-Qur’an, yaitu QS al-Nisa>/4: 46 dan QS al-Taubah/9: 12,
45

 berikut 

ini: 

يََْاَّٖ ٌْ ٍِِْ تَعْذِ عَْٖذٌِِْٕ 
َ
َٗإُِْ َّنَث ٘ا أ

ئَِّحَ 
َ
َٗطَعَْ ٘ا فِي دِيِْن ٌْ فَقَاذِي ٘ا أ

                                                             

41
Raja’ T{aha Muhammmad Ahmad, Min Kunu>z al-Sunnat fi@ al-Akhlaq wa al-Usrah, terj. 

Fat-hurrahman Hamid, Hifzhul Lisan & Penuntun Akhlak Keluarga (Cet. I; Semarang: Pustaka 

Adnan, 2005), h. 137. 

42
Al-Ima>m Abi@ H{a>mid Muh}ammad ibn Muh}ammad al-Gaza>li@, Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di@n, jilid 

3, h. 165.  

43
Barmawie Umariy, Materia Akhlak (Cet. IX; Solo: Ramadhani, 1990), h. 65. 

44
Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, Al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, Jil. 1, h. 520. 

45
Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi@, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari@m, h. 

541. 
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يََْاَُ ىَٖ ٌْ ىَعَيَّٖ ٌْ 
َ
اىْن فْشِ إَِّّٖ ٌْ لَ أ

 (81يَْْرَٖ َُ٘ )
Terjemahnya: 

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca 
agamamu maka pergilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya 
mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-
mudahan mereka berhenti.

46
 

Maksudnya ialah, setelah adanya pelanggaran perjanjian yang mereka 

lakukan dan celaan mereka terhadap agama, yaitu dengan cacian, pelecehan, 

perang dan lainnya yang dilakukan oleh orang musyrik. Maka diperintahkan 

untuk memerangi para pemimpin kafir, yaitu para tokoh-tokoh mereka yang 

mengarahkan orang-orang untuk melakukan itu.
47

 

Firman Allah yang lain dalam QS al-Nisa>’/ 4: 46 sebagai berikut: 

ٍَِِ اىَّزِيَِ َٕاد ٗا ي حَشِ ف َُ٘ اىْنَيٌَِ عَِْ 

ٍََ٘اضِعِِٔ َٗيَق ٘ى َُ٘ سََِعَْْا َٗعصَيََْْا َٗاسََْعْ 

ىْسَِْرٌِِْٖ غَيْشَ ٍ سََْعٍ َٗسَاعَِْا ىَيًّا 
َ
تِأ

َٗطَعًْْا فِي اىذِ يِِ َٗىَْ٘ أََّّٖ ٌْ قَاى ٘ا 

طَعَْْا َٗاسََْعْ َٗاّْظ شَّْا ىَنَاَُ 
َ
سََِعَْْا َٗأ

قًََْ٘ َٗىَنِِْ ىَعََْٖ ٌ  اللََّّ  
َ
خَيْشًا ىَٖ ٌْ َٗأ

 (44تِن فْشٌِِْٕ فَلَ ي ؤٍِْْ َُ٘ إِلََّ قَيِيلَ )
Terjemahnya: 

(Yaitu) di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-
tempatnya. Dan mereka berkata, ‚kami mendengar, tetapi kami tidak mau 
menurutinya.‛ Dan (mereka mengatakan pula), ‚Dengarlah, ‚sedang 
(engkau Muhammad sebenarnya) tidak mendengar apa pun. Dan (mereka 
mengatakan), ‚Ra>‘ina‛ dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela 
agama. Sekiranya mereka mengatakan, ‚kami mendengar dan patuh, dan 
dengarlah, dan perhatikanlah kami,‛ tentulah itu lebih baik bagi mereka 
dan lebih tepat, tetapi Allah melaknat mereka, karena kekafiran mereka. 
Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali.

48
 

                                                             
46

Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 188. 
47

Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili@, al-Tafsi@r al-Wasi@t}, Juz. 1, h. 837. 

48
Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 86. 



31 
 

Wahbah al-Zuh}aili@ dalam tafsirannya terkait ayat di atas menyatakan 

bahwa kata  ِِطَعًْْا فِي اىذِ ي  yaitu mencela dan menghina Islam. 

Ayat di atas juga menjelaskan tentang kaum Yahudi mengubah kalimat-kalimat 

yang diturunkan Allah dalam Taurat dan memindahkannya dari tempat asalnya 

ke tempat yang lain, yaitu dengan cara memaknai kalimat dengan makna yang 

bukan sebenarnya. Misalnya, mencampuradukkan antara ucapan para nabi 

dengan ucapan-ucapan lain yang diciptakan oleh para pengarang Taurat yang ada 

sekarang ini, dengan alasan sebagai pengganti kitab Taurat yang sudah hilang. 

Mereka juga mengatakan bahwa kata سَاعَِْا dikalangan Arab digunakan 

untuk mengumpat dan mencela. Mereka pun menggunakan kata tersebut dengan 

maksud untuk mencemooh dan merendahkan nabi, bukan untuk menghormati 

dan memuliakan nabi.
49

 

اءضَ ْٖ رِ سْ اِ  .5  

Kata istihza>’ merupakan bentuk mas}dar  dari akar kata haza’a -yahza’u. 

Kata ini merupakan sinonim dari kata ( حشيَ خْ اىس   ) yang berarti ejekan. 

Sebagaimana dalam Kamus al-Maurid juga diterjemahkan dengan arti 

menertawakan, mengejek, mengolok-ngolok dan mencemooh seseorang.
50

 

Begitupun dengan Ibn Fa>ris di dalam kitabnya, kata ini dimaknai berolok-olok 

atau mengejek ( حيَ شِ خْ اىس   ).
51

Senada dengan penjelasan di atas, dalam 

kitab Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a >n kata istihza>’ digunakan untuk mengungkapkan 

                                                             

49
Wahbah bin Mus}t}afa al-Zuh}aili@, Al-Tafsi@r al-Muni@r fi@ al-‘Aqi@dah wa al-Syari@‘ah wa al-

Manhaj, Jil. 5, h. 94. 

50
Munir Balbaki dan Rohi Balbaki, Kamus al-Maurid: Arab, Inggris, Indonesia 

(Surabaya: Halim Jaya, t. th.), h. 1027. 

51
Abi@ al-Husain Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lughah, jilid 5 h. 

723.  
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perbuatan mengejek atau menghina.
52

 Kata istihza>’ dengan berbagai bentuk 

turunannya dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 37 kali.
53

 

Al-Qurt}ubi@ menjelaskan bahwa istihza>’ memiliki beberapa makna dasar, 

yaitu: al-takd}i@b (mendustakan sesuatu), al-la‘b (mempermainkan sesuatu dan 

menganggapnya tidak serius) dan al-intiqa>m (menyiksa dan membalas terhadap 

seseorang sesuai perbuatannya).
54

 

Pengungkapan kata istihza>’ atau dengan bentuk lainnya dalam al-Qur’an 

pada dasarnya selalu menunjuk kepada arti mengolok-ngolok atau mengejek. 

Seperti halnya arti mengolok-ngolok yang ditujukan kepada rasul Allah 

sebagaimana hal ini terdapat di dalam QS al-An’a>m/6: 10. 

َٗىَقَذِ اسرْ ْٖضِاَ تِش س وٍ ٍِِْ قَثْيِلَ فَحاَقَ 

تِاىَّزِيَِ سخَشِ ٗا ٍِْْٖ ٌْ ٍَا مَاّ ٘ا تِِٔ 

 (81يَسرَْْٖضِئ َُ٘ )

Terjemahnya: 
Dan sungguh, beberapa rasul sebelum kamu (Muhammad) telah diperolok-
olokkan sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan 
itu sebagai balasan olok-olokan mereka.

55
 

Sayyid Qut}b dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ayat di atas 

merupakan penghibur bagi Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya atas sikap 

kedustaan dan pengingkaran kaumnya terhadap apa yang dibawanya. 

Bahwasanya perilaku seperti itu juga telah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya, 

                                                             

52
Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, Al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, Jil. 1 (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-

Qalam, 1412), h. 841. 
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Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi@, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari@m 

(Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 905-906. 

54
Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi@ Bakr al-Qurt}ubi@, Al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Vol. 

1(Bairu>t: Mu’assasah al-Risālah, 2006), 314. 

55
Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 129. 
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mereka diolok-olok oleh kaumnya sendiri dan pada akhirnya dia mendapatkan 

azab dari Allah swt. akibat dari mengolok-ngolok para nabi-Nya.
56
 

Pendapat di atas sama halnya dengan yang dikemukakan dalam Tafsi@r al-

Jala>lain, bahwasanya ayat di atas mengandung makna menghibur hati Nabi saw. 

maka turunlah (kepada orang-orang yang mencemooh di antara mereka sebagai 

akibat dari apa yang mereka perolok-olokkan) berupa azab, demikian pula 

siksaan itu akan menimpa orang-orang yang memperolok-olokkan kamu.
57

 

Secara umum penggunaan kata istihza>’ dengan berbagai bentuk 

derivasinya dalam al-Qur’an, kadang-kadang berkaitan dengan masalah 

memperolok-olokkan Allah, rasul-Nya dan kitab suci al-Qur’an. Kadang-kadang 

hal tersebut memberi keterangan bahwa keburukan memperolok-olokkan itu akan 

kembali menimpa diri mereka sendiri sesuai dengan konteks masing-masing 

ayat.
58 

 ذْاتضٗا .6

Kata tana>bazu> (ذْاتضٗا) merupaka fi’il mud}a>ri’ yang 

menunjukkan masa kini/mendatang untuk orang kedua jamak. Terambil dari akar 

kata yang terdiri dari tiga huruf yaitu nun, ba dan zai. Akar kata ini, menurut ibn 

Manz}u>r, menunjuk pada makna pemberian laqab (julukan) yang tidak baik. Juga 

dipakai untuk mencela dalam hal keturunan dan bentuk fisik.
59

  

Kata tana>bazu> dalam al-Qur’an disebutkan dalam QS al-Hujura>t ayat 11 

yang di dahului oleh la nahiyah yang berarti suatu bentuk pelarangan, kemudian 

                                                             

56
Sayyid Qut}b, Fi@ Z}ila>l al-Qur’a>n, terj. As’ad Yasin, dkk., Tafsir fi Z}hila>lil Qur’an: Di 

Bawah Naungan al-Qur’an,  Jil. 4 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 37. 
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Abu> Bakr al-Suyu>t}i@, Tafsi@r al-Jala>lain (Cet. I; Kairo: Da>r al-H{adi@s\, t.th.), h. 163. 
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Sahabuddin, et.al. (editor), Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosakata, Vol. 1 (Cet. I; 

Jakarta: Lentera Hati, 2007),  h. 322. 

59
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Jakarta: Lentera Hati, 1428 H/ 2007 M), h. 986. 
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diiringi dengan kata alqa>b yang berarti julukan. Dengan demikian, potongan ayat 

 janganlah saling memanggil) َٗلََ ذََْاتَض ْٗ تِاالأىَقَاب

dengan gelar-gelar yang buruk). Wahbah al-Zuhaili@ mengemukanan bahwa Allah 

melarang seseorang memanggil dengan julukan-julukan di mana seseorang tidak 

suka mendengarnya. Seburuk-buruk sifat yang disematkan kepada seseorang 

ialah sifat kefasikan dan perbuatan dosa,
60

ابذََْاتَض ْٗ تِاالأىَقَ    

juga termasuk dalam bentuk bentuk ujaran kebencian jika pemberian julukan 

tersebut mengarah kepada ejekan dan tentu tidak disenangi oleh orang tersebut. 

Berbeda halnya jika pemberian laqab (julukan) kepada seseorang namun 

memungkinkan secara nilai mengandung ejekan. Akan tetapi, yang diejek tidak 

merasa marah dan menganggap suatu hal yang biasa, maka hal tersebut tidak 

termasuk dalam kategori ujaran kebencian.
61

 

C. Faktor Pendorong  Humazah dan Lumazah 

Dalam kitab Ih}ya>’ Ulu>m al-Di@n karya Imam al-Gazali menjelaskan 

tentang sebab-sebab yang mendorong seseorang untuk mengumpat, 

diantaranya:
62

 

1. Menghilangkan kemarahan  

Apabila seseorang menghadapi sesuatu yang menyebabkan menjadi marah 

kepada orang lain, apabila kemarannya telah memuncak biasanya ia hendak 

menghilangkannya dengan menyebut kekurangan-kekurangan serta keburukan-

keburukan orang yang didendami tersebut. Jadi, tanpa disadarinya mulutnya lalu 
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Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili@, al-Tafsi@r al-Wasi@t}, Juz. 3, h. 2477. 
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menggunjing serta mengumpat dengan mengatakan sesuatu yang buruk. 

Kebanyakan yang mendorong manusia menjadi pemarah ialah karena cintanya 

terhadap dirinya dan banyak berpikir tentang hak-haknya. Tidak sedikit orang 

yang menyerah kepada sifat marah, sehingga tidak tau apa yang sedang 

diucapkan, memikir apa yang akan diperbuat, menampakkan diri sebagai orang 

terhormat dan menjaga kehormatan dirinya. Akan tetapi, yang ditampakkan 

sebenarnya adalah sikap keras kepala. Seseorang di waktu marah diumpamakan 

sebagai hakim yang tidak adil, memperbesar persoalan dan memburukkannya. Di 

saat marah tak ada yang terlihat kecuali kesalahan-kesalahan.
63

 

2. Kemegahan Diri 

Maksudnya ialah, bahwa seseorang itu mempunyai keinginan agar 

dianggap lebih tinggi, lebih megah dan mulia dari orang yang digunjinggnya itu, 

lalu orang tersebut dijelekkan di hadapan orang lain. 

3. Kedengkian 

Kedengkian itu tentulah kepada seseorang yang banyak dipuji, dicintai 

dan dimuliakan. Kemudian orang yang dengki itu menginginkan lenyapnya 

kenikmatan yang dimiliki oleh orang tersebut tetapi tidak memperoleh jalan 

untuk menjatuhkan selain menyebut keburukan orang yang dipuji itu. Maksudnya 

ialah supaya orang-orang banyak itu tidak lagi memujinya, tidak lagi 

mencintainya serta memuliakannya. Karena, hal yang demikian itu dianggap 

sangat berat bagi dirinya sendiri. Mengkin ia menginginkan agar dirinya sajalah 

yang dipuji, dicintai dan dimuliakan. 

4. Bercengkrama 

Maksudnya ialah bermain-main, bersenda gurau, serta menghabiskan 

waktu untuk tertawa yang tidak beranfaat sama sekali. Kemudian untuk 
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memeriahkan pembicaraannya itu, disertailah dengan menyebut cela–cela orang 

lain yang tujuannya agar orang banyak menjadi gembira mendengarkannya serta 

tertawa karenanya. Ini dapat dilakukan dengan meniru perbuatan, kata-kata atau 

menganggap suatu hal yang sebenarnya tidak perlu diherankan. 

5. Penghinaan 

Yaitu menganggap hina, rendah atau lemah kepada orang lain. Pokok 

pangkalnya perbuatan ini ialah karena perasaan congkak, sifat tinggi diri yang 

tiada terbatas serta ingin menganggap bodoh kepada yang dicemoohkan itu. 

6. Tipudaya Setan 

Maksudnya ialah, menampakkan kebaikan-kebikan padahal di dalamnya 

tercampur suatu keburukan yang disembunyikan oleh setan. Selain itu, ada pula 

orang yang karena marah melihat suatu kemungkaran yang dilakukan oleh orang 

lain, kemudian menampakkan amarahnya disertai dengan menyebut nama orang 

yang beresangkutan. Padahal semestinya tidak perlu disebutkan nama dan tidak 

perlu diperlihatkan kepada orang lain, karena memang tidak berguna sama sekali 

menyebutkan nama tersebut di hadapan siapapun. 
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BAB III 

ANALISIS TEKSTUAL TERHADAP  QS AL-HUMAZAH/ 104: 1-4. 

A. Tinjauan Umum Surah al-Humazah/ 104: 1-4 

Surah ini terdiri dari 9 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah yang 

diturunkan setelah surah al-Qiyamah. Surah ini dinamai al-Humazah 

(pengumpat) terambil dari kata humazah yang terdapat pada ayat pertama pada 

surah ini.
1
 

Surah ini juga merupakan ancaman terhadap siapapun yang melakukan 

pelecehan serta membawa rumor yang mengakibatkan gangguang kepada kaum 

muslimin secara khusus dan masyarakat secara umum, mengecam mereka yang 

sering mengumpat dan mencela orang lain.
2
 Surah ini menggambarkan  seorang 

manusia yang tercela lagi kerdil jiwanya. Ia memberi kekuasaan kepada harta 

agar dapat menguasai dirinya, hingga ia tidak dapat melepaskan diri dari 

kungkungannya. Ia merasa bahwa harta itu memiliki nilai yang sangat tinggi 

dalam kehidupan, yakni nilai yang menjadikan semua nilai norma menjadi kecil 

di hadapannya, termasuk nilai dan harga diri manusia itu sendiri.
3
 Pengaruh harta 

benda yang menyebabkan sebagian di antara manusia bersikap kelewat batas. 

Harta membuat mereka tidak memperdulikan lagi kehormatan orang lain. Karena 

itu, lalu mereka mencela dan mengumpat orang lain, terdorong oleh rasa senang 

merendahkan orang lain dan menonjolkan kesombongannya di mata mereka. Hal 

ini mereka lakukan karena ditunjang oleh harta benda mereka yang berlimpah 
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Kholilul rahim, Terapi Juz Amma: Ragam Manfaat Surah-surah Pendek Juz 30 untuk 

Kesehatan dan Keselamatan Hidup Dunia-Akhirat (Cet. I; Bandung: Hikmah, 2008), h.  
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M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 15 

(Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 599. 
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Sayyid Qut}b Ibra>hi@m Husain, Tafsi@r fi@ Z{ila>l al-Qur’a>n, juz 6 (Beirut: Da>r al-Syuru>q, t.th), 

h. 3972. 
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sehingga karenanya mereka merasa berkedudukan lebih tinggi daripada orang 

lain.
4
 

Itulah gambaran yang hina dan tercela bagi jiwa manusia ketika sudah 

kosong dari harga diri dan lepas dari iman. Islam membenci gambaran jiwa yang 

hina ini dan ia menghendakinya berakhlak yang luhur. Islam melarang manusia 

dari perbuatan menghina, mencela, dan mencaci-maki sebagaimana dikemukakan 

dalam beberapa tempat dalam al-Qur’an. Maka, disebutlah di sini tindakan 

mengumpat dan mencela itu dengan gambaran yang sangat buruk disertai dengan 

ancaman yang keras, yang memberikan kesan bahwa ia sedang menghadapi 

kondisi riil sebagian kaum musyrikin terhadap Rasulullah saw., dan orang-orang 

mukmin. 
5
 

Tujuan surah ini adalah menjadi peringatan agar manusia menghindari 

hal-hal negatif itu agar terjalin hubungan harmonis dan kasih sayang antar-

seluruh anggota masyarakat.
6
 

B. Ayat dan Terjemahnya 

( انَّزِي جًََعَ 1ٌَْٔمٌ نِكُمِ  ًَُْضَجٍ نًَُضَجٍ )

خْهَذَُِ 2يَالًا َٔعَذَّدَُِ )
َ
ٌَّ يَانَُّ أ

َ
( ٌَحْسةَُ أ

 (4( كَلََّّ نٍَُُْثَزٌََّ فًِ انْحُطًََحِ )3)
Terjemahnya: 

Celakalah bagi pengumpat dan pencela. Yang mengumpulkan harta dan 

menghitung-hitungnya. Dia  (manusia) mengira bahwa harta itu dapat 

mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam 

neraka (H}ut}amah).
7
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Afif Abdul Fattah Thabbarah, Tafsir juz ‘Amma, terj. Bahrun Abu Bakar, Tafsir Juz 
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6
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C. Munasabah Ayat 

Muna>sabah secara etimologi adalah kedekatan, kesesuaian, kaitan, 

hubungan. Secara terminologi, muna>sabah adalah korelasi antara satu kalimat 

dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat lain, antara 

satu surah dengan surah lain. Dalam memahami dan menafsirkan suatu ayat, 

pengetahuan mengenai korelasi ayat dengan ayat, surah dengan surah yang 

membantu dalam menafsirkan ayat dengan baik dan cermat. Ayat-ayat al-Qur’an 

telah tersusun sebaik-baiknya berdasarkan petunjuk Allah swt. sehingga suatu 

ayat kurang dapat dipahami begitu saja tanpa mempelajari ayat-ayat sebelum dan 

sesudahnya.
8
 Kelompok ayat yang satu tidak dapat dipisahkan dengan kelompok 

ayat berikutnya, antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya 

mempunyai hubungan erat. Adapun uraian muna>sabah QS al-Humazah adalah 

sebagai berikut: 

1.  Muna>sabah Surah al-Humazah dengan Surah Sebelum dan Sesudahnya 

Surah sebelumnya yakni Surah al-‘As}r berbicara tentang orang-orang 

yang tidak akan mengalami kerugian, yakni yang mengamalkan empat hal pokok: 

beriman, beramal saleh, berwasiat menyangkut kebenaran, serta berwasiat 

menyangkut ketabahan. Sedangkan surah al-Humazah ini menjelaskan secara 

tersurat dan tegas, siapa yang akan mengalami kerugian dan kecelakaan yakni 

pengumpat dan pencela yang melakukan keburukan tersebut secara berulang-

ulang.
9
 

Surah al-Humazah ini juga disebutkan keadaan orang-orang yang suka 

menggunjing dan mencela yang mengumpulkan harta dan merasa kuat dengan 
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hartanya. Allah swt. mengabarkan bahwa harta sama sekali tidak dipandang oleh 

Allah. Kemudian pada surah setelahnya, yaitu surah al-Fi@l. Allah swt. 

menyebutkan bukti hal itu dengan kisah as}ha>bul fi@l yang lebih kuat, lebih banyak 

hartanya, dan lebih biadap daripada mereka. Allah swt. telah menghancurkan 

mereka dengan burung yang paling kecil dan lemah. Harta, jumlah, dan kekuatan 

mereka sama sekali tidak dapat menolong mereka.
10

 

2. Muna>sabah Kata Demi Kata dalam Surah al-Humazah 

Pada surah al-Humazah terdapat kata humazah, lumazah yang disebutkan 

lebih awal daripada kata ma>lan (harta). Sehingga ketika kata tersebut dikaitkan 

maka dapat dilihat bahwa penyebab menggunjing dan mencela, serta merasa 

lebih tinggi dari orang lain itu adalah harta dan angan-angan yang panjang. 

Kekayaan dapat menimbulkan perasaan ujub dan takabur. Menghitung harta 

tanpa sebuah kepentingan merupakan bukti kesenangan diri dan duniawi serta 

sibuk dengan harta sehingga lupa kebahagiaan yang kekal (akhirat). Harta juga 

dapat menyebabkan angan-angan menjadi panjang dan member harapan yang 

sangat jauh. Oleh karena terbuai dengan harta tersebut, si pemilik mengira bahwa 

hartanya dapat membuatnya abadi di dunia.
11

 

3. Muna>sabah Awal Surah dengan Penutupnya 

Pada awal surah al-Humazah menjelaskan bahwa orang-orang yang 

menggunjing manusia serta mencela dan menghina, maka akan celaka dan 

merasakan siksaan yang begitu pedih. Siksaan yang di dapatkan yaitu akan 

dimasukkan ke dalam neraka. Pada penutup surah al-Humazah ini 

menggambarkan salah satu siksaan yang di dapatkan yaitu diikat pada tiang-

tiang yang panjang dengan api yang berkobar-kobar. Tidak ada harapan untuk 
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Wahbah bin Mus}t}afa al-Zuh}aili@, Al-Tafsi@r al-Muni@r fi@ al-‘Aqi@dah wa al-Syari@‘ah wa al-

Manhaj, juz 30 (Cet. II; Damaskus: Da>r al-Fikr, 1418 H), h. 403 
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Manhaj, juz 30, h. 401 



40 

 

dapat memadamkannya atau mengurangi potensi panasnya. Seluruh pintu neraka 

tertutup dan tidak ada jendela. Mereka tidak akan dapat keluar dari neraka 

tersebut. Muqatil berkata ‚pintu-pintu neraka tertutup atas mereka, kemudian 

neraka tersebut dikuatkan dengan tiang-tiang dari besi. Tidak ada satu pun pintu 

yang dibuka bagi mereka dan tidak ada udara yang masuk ke mereka‛.
12

 

D. Tafsir Mufradat 

   ٌَْٔمٌ  .1

Kata wail berarti al-khizyu yakni kerugian, azab dan kebinasaan. 

Dikatakan juga pendapat lain bahwa wail merupakan sebuah lembah di neraka 

Jahannam.
13

 digunakan untuk menggambarkan kesedihan, kecelakaan, dan 

kenistaan. Kata ini digunakan untuk mendoakan seseorang agak mendapatkan 

kecelakaan dan kenistaan itu. Dengan demikian, ia dapat menggambarkan 

keadaan buruk yang sedang atau akan dialami. Banyak ulama memahaminya 

dalam arti kecelakaan atau kenistaan.
14

  

Al-‘As}ma’iyyu dalam Kitab yang dikarang oleh al-As}faha>ni@ yang berjudul 

mufrada>t alfa>z\ al-Qur’a>n  berkata: kata wail (celaka) merupakan kata yang buruk, 

dan ia bisa digunakan dalam kerugian.
15

 Dalam ayat ini kata wail merupakan 

kecelakaan yang besar bagi pengumpat dan pencela, yakni yang melakukan 

keburukan tersebut secara ber-ulang-ulang.
16

 

Penggunaan kata wail pada ayat 1 surah al-Humazah adalah untuk 

menggambarkan kesedihan, kecelakaan dan kenistaan. Dalam kitab Lisa>n al-

                                                 
12

Wahbah bin Mus}t}afa al-Zuh}aili@, Al-Tafsi@r al-Muni@r fi@ al-‘Aqi@dah wa al-Syari@‘ah wa al-

Manhaj, juz 30, h. 400 
13

Abi@ Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi@ Bakr al-Qurt}ubi@, Al-Ja>mi’ li Ahka>m al-

Qur’a>n, juz 20 (Cet. II; Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964), h. 181. 
14

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 15 

(Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 602. 
15

Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufrada>t Alfa>z} al-Qur’a>n (Cet. IV; Beirut: Da>r al-Qalam, 2009), h. 

888. 
16

M. Quraish Shihab, Al-Luba>b: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Al-Fatihah & Juz 

‘Amma (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 286. 
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‘Arab kata wail diartikan sebagai كهًح انعزاب (kalimah al-az}a>b). 

Artinya kata ini bisa dijadikan sebagai ancaman bagi pengumpat dan pencela 

sehingga yang mengancam dapat mendoakan seseorang agar mendapat 

kecelakaan, kehinaan atau azab dari Allah.
17

 

 ًَُْضَجٍ  .2

Kata انًٓض yang berarti tekanan atau dorongan yang keras atau 

bisa juga diartikan dengan mendorong/menusuk dengan tangan atau tongkat. 

Dalam kitab Lisa>n al-‘Arab, kata انًٓاص (hamma>z) berasal dari kata al-

hamzu yang bisa diartikan dengan beberapa arti yaitu انغط (al-gad}d}u) yang 

berarti halus, انكسش (al-kasru) yang berari (bilangan), انعٍة (al-

‘aibu) yang berarti aib/cacat/cela, انعصش (al-as}aru) yang berarti debu dan 

.yang berarti penggungjing (al-gibah) انغٍثح 
18

 Dalam al-Qur’an kata 

ini terulang sebanyak 3 kali dengan berbagai derivasinya.
19

  

Pada ayat 1 QS al-Humazah ini, Allah swt., menyebutkan pengumpat 

dengan kata انًٓضج (humazah).  Kata al-hamzu انًٓض itu sendiri 

seperti dijelaskan sebelumnya berarti tekanan atau dorongan yang keras atau bisa 

jga diartikan dengan mendorong/ menusuk dengan tangan atau tongkat. 

Sebagaimana kalimat ًٍٍْضاخ انشٍاط  yang berarti dorongan-

dorongan atau bisikan setan untuk melakukan kejahatan. Seperti dalam QS al-

Mu’minu>m/ 23: 97. 

عُٕرُ تِكَ يٍِْ ًََْضَاخِ انشٍََّاطٍٍِِ 
َ
َٔقُمْ سَبِ  أ

(79) 
Terjemahnya: 

                                                 
17

Jama>l al-Di@n Manz}ur al-Ans}a>ri@, Lisa>n al-‘Arab, Juz XI (Beirut: Da>r al-S}adr, 1414 H), h. 

738. 
18

Jama>l al-Di@n Manz}ur al-Ans}a>ri@, Lisa>n al-‘Arab, (Beirut: Da>r al-S}adr, 1414 H), h. 426. 
19

Muhammad Fu’a>d Abd al-Ba>qi@, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari@m 

(Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.), h. 907. 
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Dan katakanlah, Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-
bisikan setan.

20
 

Berpegang teguh kepada Allah swt., maksudnya ialah berpegang teguh 

dan berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang memperdaya keburukan, 

kemaksiatan dan menyalahi berbagai perintah. Berlindunglah kepada Allah dan 

bentengi diri dari kehadiran setan dalam segala hal, sebab ketika hadir mereka 

akan membisiki. Petunjuk ini bertujuan untuk membentengi diri dari setan dalam 

segala hal dan perbuatan, baik dalam kondisi biasa atau pada saat-saat marah saat 

seseorang tidak bisa mengendalikan diri, sebab kecenderungan dan dorongan 

marah berasal dari setan.
21

 

 نًَُضَجٍ  .3

Kata al-lamz artinya adalah menggunjing dan terus-menerus 

menyebutkan aib (mencela). Disebutkan  ٔ ِنًضِ ٌهًض

.artinya ia menggunjingnya  ٌايضِ
22

 Kata lumazah merupakan bentuk 

penghinaan melalui lisan.
23

 Kata lumazah adalah bentuk jamak dari kata 

,(al-lamzu) انهًض yang diambil dari kata (lamma>z) نً اص
24

 yang 

digunakan untuk menggambarkan ejekan yang mengundang tawa atau bisa 

diartikan dengan mengejek dengan menggunakan isyarat mata atau tangan yang 

disertai dengan kata-kata yang diucapkan baik secara berbisik-bisik, di hadapan 

maupun di belakangorang yang diejek. 

                                                 
20

Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah dan Penjelasan Ayat, h. 348. 
21

Wahbah bin Mus}t}afa al-Zuh}aili@, Tafsi@r al-Wasi@t} li al-Zuhaili@, jil. 2 (Damaskus: Da>r al-

Fikr, 1422 H), h. 1718.  
22

Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufrada>t Alfa>z} al-Qur’a>n (Cet. IV; Beirut: Da>r al-Qalam, 2009), h. 

747. 
23

Muhammd Abduh, Tafsi@r Juz ‘Amma, terj. Mohd. Syamsuri Yoesoef dan Mujiyo 

Nurkholis, Tafsir Juz ‘Amma: Berikut Penjelasannya, h. 282.  
24

Abi@ al-Qa>sim al-Husain ibn Muhammad, Al-Mufrada>t fi@ al-Gari>b al-Qur’a>n (t.t.: 

Maktabah Naza>r Mus}t}afa> al-Ba>z, t.th.), h. 585. 
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Kata ini terulang dalam al-Qur’an sebanyak 4 kali yang tersebar dalam 

tiga surah.
25

 3 kali dalam bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang/ 

akan datang (fi’il mud}a>ri’) sebagaimana terdapat dalam QS al-Taubah/ 9: 58 dan 

79, QS al-Hujura>t/ 49: 11. Dan 1 kali dalam bentuk ism mas}dar sebagaimana 

terdapat dala QS al-Humazah/ 104: 1. Allah swt., berfirman dalam QS al-

Hujura>t/ 49: 11:  

          

Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain

26
 

Maksudnya janganlah mencela orang lain sehingga orang lain akan balik 

mencela dirimu sendiri. Maka orang yang mencela itu sesungguhnya mencela 

dirinya sendiri. Adapun kalimat rajulun lamma>z (سجم نًاص) artinya 

orang yang banyak mencela.
27

  

 جًََعَ  .4

Secara bahasa, kata jama‘a merupakan fi‘l ma>d}i@ (kata kerja yang 

menunjukkan masa lampau) yang bentuk perubahan katanya yaitu jama‘a – 

yajma‘u – jam‘an – fa huwa ja>mi‘un dan bentuk maf‘ulnya adalah majmu>‘un.
28

 

Dalam penjelasan Ibn fa>ris, akar kata ini terdiri dari huruf ji@m, mi@m dan ‘ain yang 

pada dasarnya mempunyai satu makna asal yaitu menunjukkan makna tad}ammu 

al-syai’ (ْء  yang berarti menggabungkan atau menyatukan (تَعىَُّ انشًَّ

sesuatu.
29

 Berdasarkan makna asalnya, kata ini kemudian diartikan dengan 

                                                 
25

Muhammad Fu’a>d Abd al-Ba>qi@, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari@m, h. 

828-829. 
26

Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah dan Penjelasan Ayat, h. 516. 
27

Abi@ al-Qa>sim al-Husain ibn Muhammad, Al-Mufrada>t fi@ al-Gari>b al-Qur’an (t.t.: 

Maktabah Naza>r Mus}t}afa> al-Ba>z, t.th.), h. 858. 
28

Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Ma’a>s}irah, 

Juz 1 (Cet. I; t.tp.: ‘A<lim al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 392. 
29

Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, 

1359 H/1979 M), h. 479. 
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mengumpulkan, karena pada dasarnya mengumpulkan sesuatu berarti 

menggabungkan atau menyatukannya. 

Adapun dalam penjelasan al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-jam’u berarti d}ammu 

al-syai’ bi taqri@b ba‘d}ihi min ba‘d} ( ظى  انشًء تتقشٌة

 yang artinya mengumpulkan sesuatu degan cara (تععّ يٍ تعط

mendekatkan sebagiannya dari sebagian yang lain. Berdasarkan pengertian 

tersebut, kumpulan atau kelompok terkadang dikatakan jam‘un, jami@‘un, dan 

jama>‘ah, hal ini dapat dilihat dalam QS Ya>sin/36: 32. Sedangkan untuk 

menunjukkan beberapa kaum-kaum berbeda yang berkumpul disebut dengan kata 

al-jumma>’. Kemudian orang-orang Arab mengatakan aum al-jumu’ah yang 

berarti hari Jum’at, dikarenakan itu adalah hari berkumpulnya kaum muslimin 

untuk melaksanakan salat Jum’at.
30

  

Adapun makna جًع (jama’a) dalam ayat ini yaitu suatu kekaguman 

terhadap harta yang dikumpulkan. Menjaga jumlahnya agar tidak berkurang 

dengan mengira memiliki kelebihan untuk orang lain, sehingga mencegahnya 

untuk berbuat kebaikan.
31

 

 يَالًا  .5

Kata يال berarti segala sesuatu yang dimiliki.
32

 Kata tersebut juga 

berarti ittakhaz\a ma>lan (menjadi kaya), atau tamawwala al-rajul (para lelaki itu 

menjadi kaya).
33

 Menurut Hassan Hanafi kata tersebut mempunyai dua bentuk: 

(1) ia tidak dinisbahkan kepada pemilik, dalam arti ia berdiri sendiri. Hal ini 

menurutnya adalah sesuatu yang logis, karena memang ada harta yang tidak 

                                                 
30

Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n (Cet I; Damaskus-Beirut: Da>r al-

Qalam – Al-Da>r al-Sya>miyah, 1412 H), h. 201-202. 
31

Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili@, al-Tafsi@r al-Wasi@t}, Juz. 3, h. 2932. 
32

Jama>l al-Di@n Manz}ur al-Ans}a>ri@, Lisa>n al-‘Arab, Juz XI (Beirut: Da>r al-S}adr, 1414 H), h. 

635. 
33

Abi@ al-Husain Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lughah, jilid 5 (t.tp: 

Da>r al-Fikr, 1979), 285. 
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menjadi objek kegiatan manusia, tetapi berpotensi untuk itu, (2) ia dinisbahkan 

kepada sesuatu, seperti: harta mereka, harta anak yatim, harta kamu, dan lain-

lain. Ini adalah harta yang menjadi objek kegiatan.
34

Kata ma>l dari segi bahasa  

pada mulanya berarti cenderung atau senang. Harta dinamai demikian, karena 

hati manusia selalu cenderung dan senang kepadanya.
35

  

Kata ma>l dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 86 kali dengan berbagai 

derivasinya.
36

 Pada umumnya al-Qur’an menggunakan kata ma>l, baik dalam 

bentuk tunggal maupun jamak, tidak ditujukan kepada diri sendiri, melainkan 

dinisbahkan kepada orang yang banyak. Ini memberikan kesan bahwa harta harus 

memiliki fungsi sosial yang tidak direstui untuk dijadikan harta pribadi semata-

mata, dengan mengabaikan fungsi sosial.
37

 

 عذََّدَُِ  .6

Istilah ‘Addadah  berdasar pada kata ‘Add yang artinya menghitung-

hitung, menjumlah-jumlah. Pendapat lain mengatakan kata tersebut berdasar 

pada ‘uddah,  yang berarti perbekalan, yakni menyiapkan  dan menyimpan 

sarana-sarana untuk hari-hari sulit di masa depan.
38

 Kata ini menggambarkan 

bahwa pelaku pengumpat yang mengumpulkan harta itu tidak sekedar 

mengumpulkannya, tetapi dia juga begitu cinta kepada harta sehingga selalu 

menghitung-hitungnya membuatnya semakin bangga dan terus 

                                                 
34

Hassan Hanafi, L ‘Exegese’ de la Phenomenologie, sebagaimana yang dikutip oleh 

Mardan, Wawasan al-Qur’an tentang Malapetaka, h. 161. 
35

M. Quraish Shihab, tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 15, h. 

605. 
36

Muhammad Fu’a>d Abd al-Ba>qi@, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari@m, 

855-856. 
37

M. Quraish Shihab, tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 15, h. 

606. 
38

Kamal Faqih Imani, Nu>r al-Qur’a>n: An Enlightening Commentary into the Light of the 

Holy Qur’a>n, terj. Rahadian M.S, Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya 

al-Qur’an (Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 314. 
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memamerkannya,
39

 dan harta tersebut tidak diinfakkannya di jalan Allah.
40

 Kata 

ini terulang sebanyak 57 kali dalam al-Quran dengan berbagai derivasinya.
41

 

  

                                                 
39

M. Quraish Shihab, tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 15 

(Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 606. 
40

Mus}t}afa> al-Adawi, al-Baya>n fi@ Ma’a>n al-Kalima>t al-Qur’an, terj. Umar Mujtahid,  al-
Bayan: Kamus Kosakata al-Qur’an (Cet. II; Solo: Zamzam, 2015), h. 314. 

41
Muhammad Fu’a>d Abd al-Ba>qi@, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari@m, h. 

568-569. 
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 ٌَحْسةَُ  .7

Kata yah}sabu merupakan fi‘il mud}a>ri‘ dari kata h}asiba – yah}sabu – 

h}usba>nan.
42

 Dalam kamus terjemahan Arab-Indonesia, kata ini diterjemahkan 

dengan beberapa arti, yaitu menduga, mengira, menganggap, dan menghitung.
43 

Al-Ra>gib memaknai kata al-h}isa>b (انحسِاَب) dengan arti isti‘ma>l al-‘adad 

.yaitu menggunkan bilangan (إِستِْعًَْالُ انْعَذَد)
44

 Berdasarkan 

makna ini, tidaklah keliru jika kata ini kemudian diartikan dengan arti 

menghitung, karena pada dasarnya menggunakan bilangan adalah kegiatan atau 

pekerjaan yang disebut dengan istilah menghitung. 

Adapun dalam penjelasan Ibn Fa>ris, akar kata h}asiba yaitu terdiri dari huruf h}a>’, 

si@n dan ba>’. Kemudian kata yang tersusun dari ketiga huruf tersebut mempunyai 

satu makna dasar yaitu menunjukkan empat makna asal, yaitu: pertama, 

menunjukkan makna al-‘addu ( ُّانعَذ) yang berarti bilngan; kedua, 

menunujukkan makna al-kifa>yah  (انكِفَاٌَح) yang berarti cukup; 

ketiga, menunjukkan makna al-h}usba>n (ٌانحسُثَْا) jamak dari kata 

h}usba>nah (حسُثَْاََح) yang artinya bantal kecil; dan keempat, 

menunjukkan makna al-ah}sabu ( َُالأحَْسة) yang berarti penyakit kusta yaitu 

penyakit yang menyebabkan kulit menjadi putih sehingga penderitanya terlihat 

seperti bule.
45 

Kata ٌحسة dalam ayat ini menunjuk pada suatu perkiraan bahwa 

semua jerih payah dan usaha dalam mengumpul dan mengembangkan harta dapat 

memperpanjang umur. Tanpa mereka sadari bahwa sifat kikir bias meruntuhkan 

                                                 
42

Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Ma’a>s}irah, 

Juz 1, h. 488. 
43

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap 

(Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 261. 
44

Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 232. 
45

Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 12, h. 59-61. 
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usia dan merobohkan rumah, sedangkan dengan kebaikan akan semakin 

menambah usia.
46
 

خْهَذَُِ  .8
َ
 أ

Kata Akhladah terambil dari kata al-Khuld yang berarti kekal abadi.
47

 

Kata khalada (خهذ) dapat berarti kekekalan sementara dan kekekalan di 

dalam arti sesungguhnya, abadi terus-menerus tanpa akhir, tetapi mempunyai 

awal. Arti kekekalan sementara terdapat pada verba akhladah (ِأخهذ). 

Kalimat akhlada ila> al-ard} (أخهذِ انى الأسض) diartikan dengan 

ia terpaku pada dunia atau terlalu cinta pada dunia seakan-akan kekal di 

dalamnya. Rajul Mukhlad (سجم يخهذ) diartikan sebagai orang yang 

awet muda, yang lanjut usia, tetapi rambutnya tidak beruban sehingga 

digambarkan sebagai orang yang dikekalkan.
48

 Kata khalada terulang sebanyak 

47 kali dalam al-Qur’an dengan berbagai derivasinya.
49

 

Dalam ayat ini, kekekalan yang dimaksud adalah dugaannya bahwa ia 

akan bertahan terus-menerus dalam keadaannya seperti saat ini, memiliki 

kekayaan dan pengikut-pengikut, atau kekekalan tersebut dapat juga dipahami 

sebagai akibat kelengahannya akan kematian.
50

 

 نٍَُُْثَزٌََّ  .9

Kata َثز adalah fi’il mad{i yang mud}ari-nya yanbuz}u dan mas}dar-nya 

nabz}an
51

 yang berarti melemparkan sesuatu karena kurang dipergunakan. Maka, 

                                                 
46

‘Abd al-Rahman ibn Nas}ir al-Sa’di, Taisi@r al-Kari@m al-Rahman fi@ Tafsi@r Kala>m al-

Mana>r, terj. Muhammad Ikbal, dkk., Tafsir al-Qur’an, Jilid 7 (Cet. VII; Jakarta: Darul Haq, 2016), 

h. 584. 
47

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab- Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), h. 358. 
48

M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, jilid 2 (Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), h. 451. 
49

Muhammad Fu’a>d Abd al-Ba>qi@, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari@m, h, 

300-302. 
50

M. Quraish Shihab, tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 606-607. 
51

M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata (Jakarta: Lentera 

Hati, 2007), h. 676. 
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disebutkan dalam kalimat َثزتّ َثز انُعم artinya aku 

melemparkannya seperti aku melemparkan sandal.
52Al-Nabz\, berarti 

melemparkan dan mencampakkan sesuatu karena tidak ada harta dan artinya 

lagi.
53

 Dalam al-Qur’an kata ini terulang sebanya 12 kali.
54

 Makna nabaz}a yang 

digunakan di dalam al-Qur’an yakni: mengingkari janji, menolak atau 

mencampakkan, mengasingkan diri dan mencampakkan atau melemparkan.
55

 

 انْحطًََُحِ  .10

Kata H{ut}amah berasal dari kata h}at}ama – yah}t}imu – h}at{man.56 Dalam 

lisa>n al-‘Arab kata al-h}at}m berarti pecah atau hancur, di dalam wujud apa saja 

seperti pecahnya sesuatu yang kering.
57

 Pengertian tersebut sama halnya dengan 

yang dikemukakan oleh Ra>gib al-Asfaha>ni@ dalam kitabnya mufrada>t fi@ gari@b al-

Qur’an bahwa makna asal kata al-h}at}m yakni pecah/hancurnya sesuatu,  seperti 

hancurnya tanah yang kering.
58

 Kata h}at}ama terulang sebanyak 6 kali dalam al-

Qur’an dengan berbagai derivasinya.
59

 

H{ut}amah merupakan salah satu nama neraka, misalnya Saqar dan Laz\a>,60 

dan merupakan peringkat ketiga di neraka.
61 H{ut}amah juga dapat diartikan 

                                                 
52

Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufrada>t Alfa>z} al-Qur’a>n (Cet. IV; Beirut: Da>r al-Qalam, 2009), h. 

788. 
53

‘Afif Abd al-Fattah T}abbarah, Tafsi@r Juz ‘Amma, terj. Bahrun Abu Bakar, Tafsir Juz 
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dengan sesuatu yang menghancurleburkan benda hingga lumat. Disebut 

demikian, karena ia membakar orang yang berdosa hingga tulang dan daging-

dagingnya hancur. Manusia yang dimasukkan di dalamnya tidak pernah mati. 

Begitu mereka hancur luluh, mereka hidup kembali untuk dimasukkan ke 

dalamnya. Begitu seterusnya.
62

  

E. Asba>b al-Nuzu>l 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Usman dan Ibnu Umar. Keduanya 

berkata, ‚tidak henti-hentinya kami mendengar ayat, ‛kecelakaanlah bagi setiap 

pengumpat dan pencela.‛  Yang berkenaan dengan Ubay bin Khalaf.
63

 At}a’ dan 

lainnya menjelaskan, surah ini turun berkenaan dengan Akhnas bin Syuraiq. Ia 

terbiasa mengumpat dan membicarakan aib orang, khususnya Rasulullah,. 

Pendapat lain juga menyatakan, turun berkenaan dengan Jamil bin Amir al-

Jumahi, Muqatil menjelaskan, surah ini turun berkenaan dengan Walid bin 

Mugirah yang membicarakan aib Rasulullah di belakang beliau dan mencela di 

hadapan beliau. Diriwayatkan, Umaiyah bin Khalaf juga melakukan hal serupa.
64

 

Pendapat lain berpandangan bahwa surah al-humazah ini diwahyukan 

terhadap sekelompok pemimpin kabilah bangsa Arab yang musyrik dan musuh-

musuh Islam yang terkenal seperti Akhnas bin Syuraiq, Umayyah bin Khalaf dan 

As} bin Wail.
65
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Abu Hayyan berkata, ‚surah ini turun mengenai al-Akhnas ibn Syuraiq, 

al-‘A<s} ibn Wa>´il, Jami@l ibn Mu’ammar, al-Wali@d ibn al-Mugi@rah dan umayyah 

ibn Khalaf. Itu adalah beberapa pendapat yang ada.
66

  

Redaksi surah tersebut bersifat umum, meskipun pada dasarnya 

menunjukkan sasaran orang tertentu. Demikian juga firman Allah dalam QS al-

Qala>m/ 68: 10-15 yang berbunyi: 

( ََّْاصٍ يَشَّاءٍ 11َٔلً تُطِعْ كُمَّ حَلََّّفٍ يٍٍٍَِٓ )

ثٍِىٍ 11تًٍَُِِىٍ )
َ
( يََّاعٍ نِهْخٍَْشِ يُعْتَذٍ أ

ٌْ كَاٌَ 13كَ صٍََِىٍ )( عُتُمٍ  تَعْذَ رَنِ 12)
َ
( أ

( إِرَا تُتْهَى عهٍََِّْ 14رَا يَالٍ َٔتٍٍََُِ )

ساَطٍِشُ الأَّنٍٍَِ )
َ
 (15آٌَاتَُُا قَالَ أ

Terjemahnya: 
Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpahdan suka 
menghina. Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Yang 
merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Yang 
bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. Karena dia kaya dan 
banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, 
‚(ini adalah) dongeng-dongeng orang dahulu.

67
 

Melihat riwayat-riwayat di atas terkait sebab-sebab turunnya ayat dari 

surah al-Humazah ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa surah ini turun kepada 

mereka semua yang disebutkan dalam riwayat-riwayat di atas. Dengan demikian, 

secara umum surah ini turun kepada semua orang yang mempunyai sifat-sifat ini. 

Hal ini penulis merujuk kepada pendapat Mujahid dalam tafsir al-Bagawi@. 

F. Tafsiran Ayat 

 )ٌَْٔمٌ نِكُمِ  ًَُْضَجٍ نًَُضَجٍ (

Dalam kejadian apapun, istilah wail (celakalah) merupakan suatu 

ancaman yang keras terhadap manusia durhaka dan sejatinya al-Qur’an 
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mengambil sikap serius terhadap orang-orang seperti ini,
68

 yakni keburukan dan 

kebinasaan bagi setiap orang yang menggibah dan mencela orang lain.
69

 wail 

 adalah nama lembah di neraka Jahannam, maka sesungguhnya wail (ٌٔم)

yang disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur’an bukanlah bermaksud ke sana, namun 

siapa saja yang disebutkan dengan kata wail dalam al-Qur’an, maka ia berhak 

untuk mendapatkan tempat di dalam neraka.
70

 Seperti yang disebutkan dalam 

firman-Nya QS al-Baqarah/ 2: 79: 

                           

                           

Terjemahnya: 
Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka 
(sendiri), kemudian berkata, ‚ini dari Allah,‛ (dengan maksud) untuk 
menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisaan 
tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

71
 

  Dalam ayat ini, Allah menimpakan kemurkaanya kepada mereka para 

pengumpat, pencela dan yang menyakiti, baik di hadapan maupun di belakang. 

Tidak hanya itu, mereka yang menimbun harta untuk memperkaya diri sendiri 

serta menghitung-hitungnya.  Sikap seperti ini karena kecintaan mereka terhadap 

harta, seakan tidak ada kebahagiaan dalam hidup kecuali dengan harta. Ketika 

harta yang dimiliki banyak, seakan kedudukannya telah tinggi dari orang 

sekelilingnya. Asumsi ini dibantah oleh Allah, anggapan pengumpat dan pencela 
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bahwa hartanya akan menajmin kekekalan hidup di dunia merupakan anggapan 

yang kerdil.
72

 

Al-Qur’an beberapa kali menyatakan bahwa membicarakan sifat ataupun 

keburukan orang lain, baik di depan maupun di belakang, dilakukan dengan 

terang-terangan ataupun berupa sindiran, dengan kata-kata serius ataupun ejekan 

merupakan perbuatan tercela.
73

 

 )انَّزِي جًََعَ يَالًا َٔعَذَّدَُِ (

‚Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.‛ Yakni, yang 

mendorongnya untuk melecehkan martabat orang lain adalah sifat pribadinya 

yang gemar sekali mengumpulkan harta serta terus-menerus menghitungnya, 

sebab ia memang menikmati hal tersebut. ia tidak melihat ketinggian derajat,  

kemuliaan dan kebanggaan dalam sesuatu selain harta kekayaan. Setiap kali 

melihat banyaknya harta yang dimilikinya, ia merasa dirinya ‚orang besar‛, dan 

mengira bahwa kedudukannya yang tinggi tidak tersaingi oleh siapapun yang 

memiliki sifat keutamaan atau keistimewaan yang lain.
74

 Inilah faktor penyebab 

dia mencela dan menghina orang lain, memburuk-burukkan siapa saja ialah 

karena kerjanya sendiri hanya mengumpulkan harta kekayaan buat dirinya. Agar 

orang lain tidak mendekat, maka ia memagari dirinya dengan memburukkan dan 

menghina orang.
75

  

Ayat di atas mengarah kepada orang-orang yang menumpuk kekayaan 

secara berlebihan yang tidak digunakannya sebagai suatu sarana pertolongan 

melainkan untuk tujuan itu sendiri. Akibat dari itu, mereka tidak melakukan 

pembatasan ataupun syarat tertentu dalam mengumpulkannya, tanpa mengetahui 
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hukum harta tersebut halal atau haram, diperoleh dengan cara terhormat atau 

tercela, dari hak mereka sendiri atau hak orang lain. Semua dilakukan dengan 

cara paksa, mereka mengetahuinya sebagai satu-satunya tanda kemuliaan dan 

kepribadian. Selain itu, mereka
 
juga tidak menghendaki kekayaan itu digunakan 

untuk kebutuhan-kebutuhan yang bisa membantuu orang lain. Itulah sebabbnya 

mereka tidak pernah merasa puas dan terus menerus memburu kekayaan, semakin 

antusias dan rakus untuk menjadikannya lebih banyak dan lebih banyak lagi. 

Sebaliknya, mengumpulkan kekayaan berdasarkan pertimbangan logis dan cara-

cara yang halal tidak tercela dalam Islam, melainkan kadang-kadang disebutkan 

al-Qur’an suci dan dipandang sebagai kebaikan,
76

 seperti dalam QS al-Baqarah/ 

2: 180 yang berbunyi:  

                               

               

Terjemahnya: 
Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di 
antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua 
dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-
orang yang bertakwa.

77
 

Kekayaan yang dimiliki oleh orang yang memiliki kesadaran Islami 

semacam itu tentu saja tidak akan menyebabkan timbulnya penyelewengan dan 

tidak pula sebagai sarana kebanggaan, atau sebagai dalih untuk mencemooh 

orang lain. Tetapi, kekayaan yang dijadikan sembahan, tujuan akhir dan 

mengundang pemiliknya untuk durhaka seperti Qarun, adalah memalukan dan 
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tercela, sumber penderitaan dan kesulitan, menjadi penyebab jauhnya dari Allah 

swt., dan menghuni neraka.
78

 

خْهَذَُِ (
َ
ٌَّ يَانَُّ أ

َ
 )ٌَحْسةَُ أ

Ayat ini menjelaskan tentang sebab-sebab mereka berani melakukan 

pekerjaan yang dimurkai Allah tersebut. Yakni mereka yakin bahwa harta benda 

miliknya itu akan mampu menjaga kelangsungan hidupnya, dan bahwa ia tidak 

akan berpisah dengannya ketika menuju kepada kehidupan yang lain
79

 yakni 

dapat menyelamatkannya dari kematian.
80

 Dia juga menyangka bahwa harta yang 

dikumpulkan tersebut mampu menjaminnya kekal di dunia dan lolos dari hisab.
81

 

Perkaranya tidak seperti yang dia sangka, justru dia akan dicampakkan ke dalam 

api neraka yang menghancurkan setiap yang dilemparkan kepadanya.
82

  

Sebenarnya senang terhadap harta selagi dalam batas yang wajar tidaklah 

keliru.
83

 Pada QS Ali ‘Imran/ 3: 14, Allah swt., berfirman: 

ٍَ نِهَّاطِ حُةُّ انشَََّٕٓاخِ يٍَِ انُِ ساَءِ  صٌُِ 

ٍَ َٔانْثٍٍََُِ َٔانْقََُاطٍِشِ انًُْقَُْطشََجِ يِ 

انزََّْةِ َٔانْفِعَّحِ َٔانْخٍَْمِ انًُْسَّيَحِ 

َٔالأََْعَاوِ َٔانْحَشْثِ رَنِكَ يَتَاعُ انْحٍََاجِ 

ٍَا َٔاللََُّّ عُِْذَُِ حُسٍُْ انًَْآبِ )  (14انذَُّْ
Terjemahnya: 
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Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang 
diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang 
bertumpuk dalam bentuk emas dan perak,  kuda pilihan, hewan ternak dan 
sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah 
tempat kembali yang baik.

84
 

Dari ayat di atas, wajar dan manusiawi bila orang menyenangi berbagai 

jenis harta seperti yang disebutkan di atas. Semuanya merupakan perhiasan bagi 

kehidupan dunia. Yang salah dan menyesatkan jika seseorang terlalu cinta akan 

harta benda tersebut dikuasai dan bergantung pada harta. Oleh karena itu, 

seseorang harus mampu mengendalikan nafsu dan jangan sampai dikendalikan 

oleh nafsu.
85

 

Emas dan perak merupakan simbol dari kekayaan, di mana kekayaan 

adalah bentuk dari kesempurnaan, sehingga sangat wajar jika emas dan perak 

sangat dicintai. Kecintaan buta terhadap harta akan menyibukkan hati manusia 

untuk mengurusnya sepanjang hari. Demikian ini sudah tentu seseorang lupa 

dengan Tuhannya dan kehidupan akhirat. Kecintaan buta terhadap harta 

merupakan keburukan pada manusia, semua orang butuh dengan harta, karena 

dengannya kebutuhan hidup terpenuhi. Namun, jika manusia hanya sibuk 

menuruti keinginan nafsunya, sementara keinginan tidak ada batasnya maka 

manusia tiada henti-hentinya menumpuk-numpuk harta.
86

 

 )كَلََّّ نٍَُُْثَزٌََّ فًِ انْحُطًََحِ (

Rangkaian ayat di atas diwalai dengan kata kalla, yang bisa diartikan 

tidak bisa pula diartikan iya. Kata kalla juga merupakan ancaman sehingga 

diartikan jangan begitu! Dan bisa menjadi pengantar kalimat yang tidak perlu 

diterjemahkan. Pada ayat ini, ulama tafsir cenderung memberi makna ‚tidak‛ 

                                                 
84

Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah dan Penjelasan Ayat (Cet. I; Solo: Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 51. 
85

Sakib machmud, Mutiara Juz ‘Amma, h. 408. 
86

Bustanul Karim, Prinsip Membangun Ekonomi Umat: Upaya Menggali Petunjuk al-

Qur’an dalam Mewujudkan Kesejahteraan (Cet. I; Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), h. 140-

141. 



57 

 

atau yang lebih keras ‚sekali-kali tidak!‛ karena diletakka setelah kalimat ‚Dia 

mengira hartanya itu dapat mengekalkannya‛. Dengan demikian, perkataan 

tersebut menafikan atau menolak anggapan orang-orang yang rakus dan kikir 

tersebut. Selanjutnya, ayat tadi menyatakan lebih lanjut bahwa orang-orang yang 

gemar mengumpulkan harta tanpa mau memanfaatkannya bagi kebaikan pasti 

akan dilemparkan bagaikan barang-barang tak berharga ke dalam neraka 

H{ut}amah.
87

 Al-Qurt}ubi@ dalam tafsirnya mengatakan bahwa al-H{ut}amah adalah 

tingkatan keenam dari tingkatan-tingkatan neraka Jahannam. Ini diceritakan oleh 

al-Ma>wardi@ dari al-Kalbi@ dan diceritakan oleh al-Qusyairi@ darinya bahwa al-

H{ut}amah adalah tingkatan kedua dari tingkatan neraka. Adapun Al-D{ah}h}a>k 

mengatakan bahwa H{ut}amah} merupakan tingkatan keempat.
88

 

Neraka H{ut}amah adalah neraka yang dinyalakan, pembakarannya sampai 

ke hati, dan tidak padam.  Ini tidak bisa diketahui oleh akal dan pikiran. Ia adalah 

neraka yang menyala-nyala berdasarkan perintah dari Allah yang tidak akan 

padam selamanya.
89 

H{ut}amah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, adalah api neraka. 

Dalam al-Qur’an neraka bisa digambarkan sebagai suatu tempat yang 

keadaannya sangat panas, dipenuhi dengan api yang berkobar-kobar, api yang 

mengelupas kulit atau membakar seluruh tubuh,
90

 Allah swt., berfirman dalam 

QS al-Nisa>’/ 4: 56 tentang gambaran neraka yang berbunyi:  

                  

                       

    

Terjemahnya:  
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Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami 
masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti 
dengan kulit yang lainagar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah 
Mahaperkasa, Mahabijaksana.

91
 

Dari beberapa penafsiran ayat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

humazah dan lumazah (pengumpat dan pencela) merupakan suatu perbuatan yang 

tercela. Seseorang melakukan hal tersebut karena terdorong oleh nafsu yang 

menggebu-gebu terhadap harta. Karena harta itulah yang menyebabkan di antara 

mereka lupa daratan, timbul sikap sombong dan merendahkan orang lain. Dengan 

harta itu pula mereka menganggap akan membuat hidup kekal di dunia. Padahal 

Allah dengan jelas membantah dugaan tersebut bahwa yang demikian itu akan 

dilemparkan masuk ke dalam nerka H{ut}amah. Adapun gambaran terkait neraka 

H{ut}amah dijelaskan pada bab selanjutnya. 
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BAB IV 

ANALISIS TAFSIR TAHLILI TENTANG KONSEP HUMAZAH DAN 

LUMAZAH  DALAM QS AL-HUMAZAH/104: 1-4. 

A. Hakikat Humazah dan Lumazah 

Kata hamma>z (banyak mencela). Yakni yang suka mencela dan mencaci 

manusia dengan perkataan dan isyarat, baik di hadapan yang bersangkutan 

maupun yang bersangkutan tidak di hadapannya. Akhlak mencela ini sangat 

dibenci oleh Islam, karena moralitas seperti ini bertentangan dengan kesopanan 

dalam bergaul denganorang lain. Juga bertentangan dengan keharusan 

memelihara kemuliaan mereka, kecil ataupun besar, muda taupun tua.
1
 Celaan 

terhadap moralitas ini disebutkan berulang kali dalam al-Qur’an di antaranya 

firman Allah dalam QS al-Qalam/ 68: 11 yang berbunyi: 

ٍيَشَّبء ٍثًَُِِٛىٍ ٍََّْبشٍ 

Terjemahnya: 

Suka mencela, yang kian ke mari menyebarkan fitnah.
2
 

Pencela dalam ayat ini ke sana ke mari menghambur fitnah. Berjalan ke 

sana ke mari di antara manusia dengan menyampaikan hal-hal yang merusak hati 

mereka, memutuskan hubungan di antara mereka, dan menghilangkan kasih 

sayang sesama mereka. Ini adalah akhlak yang tercela dan hina. Orang yang 

seperti ini tidak dapat disandang sebagai orang yang menghormati dirinya sendiri 

atau masih berharap dihormati oleh orang lain
3
 

Dalam al-Qur’an kata lumazah (mencela) bukan hanya ditujukan untuk 

orang lain. Akan tetapi, ditujukan untuk diri sendiri seperti firman Allah dalam 
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QS al-Hujura>t/ 49: 12 ٍَْٔلاٍَتَهًِْصُٔاٍأََْفُسكَُى (dan janganlah 

kalian mencela diri kalian), maksdunya ialah: 

1. Janganlah mengejek orang lain karena mereka sama dengan dirimu sendiri, 

ejekanmu terhadap mereka berarti ejekan terhadap dirimu sendiri. 

2. Janganlah mengejek orang lain karena ejekan itu dapat mengundang yang 

diejek untuk mengejek pula. 

3. Jangan mengejek dirimu sendiri, dengan jalan melakukan suatu perbuatan 

yang mengundang orang lain menertawakan dan mengejekmu.
4
ٍ 

Mencaci maki atau mengumpat orang lain adalah perbuatan tercela dan 

dapat memicu timbulnya permusuhan dan membuat orang lain tersinggung. 

Karena itu, haram hukumnya mengumpat orang lain meskipun yang diumpat 

adalah orang Kafir. Umpatan juga dapat mengganggu kekhusyuan seseorang 

dalam beribadah.
5
 

Sesungguhnya yang mendorong seseorang berbuat merendahkan dan 

meremehkan orang lain adalah karena kesukaannya mengumpulkan harta benda, 

di samping kesukaannya menghitung-hitung kekayaannya berkali-kali, dan ia 

mendapatkan kelezatan di dalam menghitung harta yang dimilikinya itu. Ia 

berpendapat bahwa tidak ada kejayaan tanpa harta tersebut. Jika harta yang 

dimilikinya itu semakin bertambah, ia menduga bahwa dirinya semakin naik 

derajatnya. Sehingga ia meremehkan dan merendahkan orang yang mempunyai 

kemuliaan dan keistimewaan yang disebabkan bukan karena harta. Kemudian 

sedikit pun ia takkan merasa takut tertimpa musibah atau bencana dengan 

banyaknya perbuatan mengumpat, mencaci dan merobek-robek kehormatan 

                                                             
4
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orang lain. Hal ini karena kesombongan yang sudah mendarah daging, sehingga 

ia lupa akan mati. Ia telah mati dan buta hatinya, tidak mampu melihat akibatnya 

kelak di akhirat, di samping tidak mau merenungkan keadaan dirinya sendiri.
6
 

Pengumpat dan pencela yang bakal celaka adalah orang yang 

mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia begitu senang pada harta 

sehingga tidak peduli hartanya itu diperoleh dengan cara yang benar atau salah. 

Yang terpenting baginya adalah memiliki harta sebanyak-banyaknya. Bila perlu 

ia mendapatkannya dengan menipu, merampas ataupun mencuri.
7
  

Dengan harta yang diperolehnya itu, mampu menyebabkan sebagian di 

antara manusia bersikap kelewat batas. Harta membuat mereka tidak 

mempedulikan lagi kehormatan orang lain. Karena itu, mereka mencela dan 

mengumpat orang lain, terdorong oleh rasa senang merendahkan orang lain, dan 

menonjolkan kesombongannya di mata mereka. dengan harta yang berlimpah itu 

pula, mereka merasa berkedudukan lebih tinggi dari pada orang lain dan 

menganggap orang berada di bawah mereka dalah hal kedudukan dan 

kehormatan. Hartalah yang membuat mereka lupa daratan dan membuat mereka 

sibuk menghitung-hitungnya, dan penuh keyakinan untuk terus 

mengembangkannya serta menggunakannya untuk semua hal yang sesuai dengan 

hawa nafsu mereka.
8
 

Pencaci dan pengumpat menyangka bahwa harta benda yang ia miliki 

dapat mengekalkan hidup di dunia, di samping dapat menjamin keamaan di 
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dunia, dan tidak akan dikembalikan ke akhirat, yang ketika itu ia akan disiksa 

akibat dari perbuatannya yang buruk.
9
 

Pada dasarnya humazah dan lumazah merupakan hal-hal yang berkaitan 

dengan cacian, hinaan, celaan yang mampu menyakiti hati orang lain. Perkataan 

ataupun perbuatan yang buruk merupakan bagian dari humazah dan lumazah, 

seperti mengolok-olok, menggunjing, menebar fitnah dan mencari-cari kesalahan 

orang lain, yang dapat menimbulkan suatu permusuhan. Baik itu dilakukan di 

hadapan ataupun di belakang,  dilakukan dengan lisan ataupun dengan gerakan 

tangan, mata serta anggota tubuh yang lain. Hal ini seringkali terjadi karena 

terlena dengan apa yang ia miliki. Sifat sombong dan angkuh karena harta yang 

diperoleh dengan mudah merendahkan orang kehormatan lain. Selain itu, 

sebagian dari mereka menganggap hartanya dapat membuat mereka kekal di 

dunia.       

B. Sebab Humazah dan Lumazah 

Pada pembahasan ini penulis memberi batasan terkait sebab humazah dan 

lumazah yaitu yang terdapat dalam al-Qur’an Surah al-Humazah ayat 2 dan 3 

yakni ‚yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya‛ dan ‚dia  

(manusia) mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya‛. 

  انَّرٍِ٘جًََعٍَيَبلاأٍَعدََّدٍَُِ .1

Sesungguhnya fitnah dunia itu cabang dan seginya banyak, sudut dan 

sampingnya luas. Akan tetapi, harta-harta itu lebih besar fitnahnya dan lebih 

umum ujiannya. Harta dikatakan lebih besar fitnahnya karena tidak ada seorang 

pun yang merasa cukup dari harta. 

Sejak zaman azali, harta merupakan perhiasan dan kesenangan dunia, 

fondasi dan penopang kehidupan. Bila menguasai harta, manusia cenderung 
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menjadi sewenang-wenang, sombong dan pelit. Ia menyangka tak seorangpun 

bisa mengalahkan dirinya. Ia membayangkan bahwa orang-orang selain dirinya 

berasal dari tanah liat yang tidak sama dengan tanah liat yang menjadi bahan 

penciptaan dirinya. Ia menganggap orang lain diciptakan hanya untuk mengabdi 

kepada dirinya. Saat ia bicara, mereka mengangguk-anggukkan kepala 

mendengar suaranya. Ketika ia memberikan petunjuk, mereka akan 

mematuhinya. Saat ia memanggil, mereka berlomba-lomba menyambut 

panggilannya. Mereka tunduk dan berserah diri kepadanya, atau dipaksa 

menyerah kepadanya. Jika tidak, celaan akan ditimpakan kepada orang yang 

membantahnya. Ia akan memarahi orang yang enggan membantunya atau lambat 

mewujudkan keinginannya.
10

 

Keinginan menggebu meraih sesuatu yang disukai merupakan sifat 

manusia. Nabi Muhammad pun demikian. Beliau ingin seluruh manusia beriman, 

sampai-sampai Allah kasihan kepadanya. Keinginan yang menggebu untuk 

memperoleh sesuatu yang tidak wajar adalah suatu ketamakan. Ukurlah batas 

kemampuan dalam meraihnya, kemudian berkeinginan dan berusaha untuk 

meraihnya. Ketahui pula batasan-batasan kemampuan yang dimiliki, dan jangan 

pernah melampaui batasan tersebut. Terima apa yang dianugerahkan oleh Allah 

dan syukuri anugerah tersebut.
11

 

Dengan demikian, harta bukanlah segala-galanya dalam kehidupan 

manusia, dan kebahagiaan sesungguhnya tidak terletak pada tumpukan uang. 

Namun banyak orang mudah membuat kesalahan dengan mempercayai bahwa 

uang adalah yang terpenting dalam kehidupan. Karena itu, mereka menyia-
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nyiakan kehidupan dengan mencari harta, sambil menindas peluang mereka 

sendiri untuk memperoleh segala sesuatu selainnya. Ini adalah cara berpikir yang 

sangat keliru dan merupakan salah satu alasan di balik nestapa kebanyakan 

orang.
12

 Al-Qur’an mengecam keras orang yang menimbun harta.
13

 Allah 

berfirman dalam QS al-Taubah/ 9: 34-35 yang berbunyi: 

ٍيٍٍَِ ٍكَثِٛساا ٍإٌَِّ ٍآيَُُٕا ٍانَّرٍَِٚ ٍأََُّٚٓب َٚب

ٍَٔانسٍُّْْ يَْٕالٍَالْحَْجَبزِ
َ
ٍأ كُهٌَُٕ

ْ
ٍنََٛأ جَبٌِ

ٍاللٍََِّّ ٍسجَِٛمِ ٍعٍَْ ٍََٔٚصُدٌَُّٔ ٍثِبنْجَبطِمِ انَّبضِ

ٍَٔلاٍ ٍَٔانْفِضَّخَ ٍانرََّْتَ ٍَٚكُِْصٌَُٔ َٔانَّرٍَِٚ

ٍثِعَرَاةٍ  ٍفَجَشِ سُْْىْ ُْفِقَََُٕٓبٍفٍِٙسجَِٛمٍِاللََِّّ ُٚ

(ٍ نِٛى 
َ
ٍََبز43ٍِأ ٍفِٙ ٍعهَََْٛٓب ٍُٚحًَْٗ ْٕوَ ٍَٚ )

ٍ ٍَٔجُُُٕثُُٓىٍْجَََّٓىَ ٍججَِبُُْٓىْ ٍثَِٓب فَتُكَْٕٖ

فُسِكُىٍْ ٍلََْْ ٍكََُصْتُىْ ٍيَب ٍَْرَا َٔظُُٕٓزُُْىْ

ٍ(43فَرُٔقُٕاٍيَبٍكُُْتُىٍْتَكُِْصٌٍَُٔ)
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang 
yang ali dan rahib-rahib mereka benar-benar-benar memakan harta orang 
dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari 
jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menginfakkannya di jalan Allah maka berikanlah kabar gembira kepada 
mereka, (bahwa mereka akan medapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada 
hati ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan 
itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) 
kepada mereka, ‚inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu 
sendiri maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu itu.

14
 

Dua ayat di atas turun bersama dengan turunnya ayat-ayat jihad. 

Nampaknya ayat-ayat ini merujuk kepada orang-orang yang tak mau memberikan 
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sumbangsih untuk biaya perang padahal mereka memiliki kemampuan keuangan. 

Dari ayat-ayat ini dapat disimpulkan sebuah petunjuk umum bahwa apabila 

masyarakat membutuhkan uang, maka seseorang tak boleh berniat untuk 

menimbun uang untuk dirinya sendiri atau untuk anggota keluarganya sendiri. 

Islam sangat mengecam dan memerangi perbuatan orang yang menimbun harta.
15

 

Orang yang mengumpulkan harta berupa apapun: uang, emas, permata, 

rumah, tanah dan barang berharga yang tak pernah merasa puas selalu 

menghitung-hitungnya benar-benar akan  celaka. Di dalam hati mereka ada 

perasaan senang atau puas melihat kilauan permata atau megahnya rumah atau 

luasnya tanah yang mereka miliki. Tetapi pada saat yang sama mereka juga 

merasa tidak puas,  selalu menganggap apa yang ada pada dirinya itu kurang dan 

perlu ditambah lagi. Dengan sendirinya, mereka amat enggan mengeluarkan 

hartanya untuk menolong orang lain. Mereka menolak mengeluarkan zakat 

apalagi sedekah yang nilainya sunnah. Inilah salah satu kelemahan umum 

manusia yaitu terlalu menyenangi harta.
16

  

Sebagian besar dari manusia memang sangat menggemari kekayaan 

sehingga ia selalu menghitung-hitung koin emasnya atau hal-hal lain dari 

kekayannya, dan menikmati perolehannya itu seolah-olah menjadikan masing-

masing dari apa yang didapatkan itu sebagai berhala bagi dirinya. Dengan kata 

lain, mereka menganggap kekayaan sebagai pusat dari segala sesuatu dalam 

kepribadiannya itu. Sehingga sering kali ditemukan orang-orang bodoh dan sesat 

senantiasa mencemooh orang beriman yang miskin.
17
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Ukuran kemuliaan dan kehinaan di sisi Allah bukanlah memiliki atau 

tidaknya sesuatu. Ukuran kemuliaan seseorang adalah bagaimana ia menjalankan 

tugas-tugasnya. Ketika memiliki harta, ia menjalankan tanggung jawabnya 

terhadap harta. Sedangkan ketika ia miskin, tugasnya adalah bersabar.
18

 Allah 

berfirman dalam QS al-H{adi@d/ 57: 22 berikut ini: 

ٍفٍِٙ ٍَٔلا ٍالْزَْضِ ٍفِٙ ٍيُصِٛجَخ  ٍيٍِْ صَبةَ
َ
ٍأ يَب

ٌٍْ
َ
ٍأ ٍقَجْمِ ٍيٍِْ ٍكِتَبة  ٍفِٙ ٍإِلاَّ فُسِكُىْ أََْ

َْبٍإٌٍَِّذَنِكٍَعَهٍَٗاللٍَََِّّٚسِٛسٍ 
َ
ٍََجْسَأ

Terjemahnya: 

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, 
semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh} Mah}fu>z}) sebelum Kami 
mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu, mudah bagi Allah.

19
 

Allah swt., menginginkan manusia bisa sampai kepada kesempurnaan 

maknawi. Di antara tanda-tanda kesempurnaan manusia adalah tidak terusik 

dengan ada tau tidak adanya sesuatu (dunia). Memang, ini bukanlah sesuatu yang 

mudah, bahwa ada atau tidak adanya kenikmatan bagi seseorang adalah sama 

saja. Akan tetapi, minimal manusia berusaha untuk tidak berlebihan dan 

mengekspresikan apa yang ada dalam jiwa manusia.
20

 

خْهَدٍَُِ .2
َ
ٌٍَّيَبنٍَُّأ

َ
 َٚحْستٍَُأ

Pada satu sisi Islam mendorong manusia untuk memiliki harta, dan pada 

sisi yang lain Islam memberi tuntunan yang sangat mengesankan mengenai 

bagaimana seharusnya manusia memandang harta. Dalam perspektif Islam, 

pemiilik hakiki kekayaan dan harta benda itu adalah Allah swt., karena Dia 

Sanng Maha Pencipta dan Penguasa. Oleh karena itu, Alllah-lah yang 
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memberikan harta kepada manusia, sedangkan manusia adalah si penerima dan 

pemilik sementara dari harta itu.
21

 

Konsep tentang kepemilikan harta oleh manusia yang tanpa batas adalah 

sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Islam memberi tuntunan 

mengenai kepemilikan harta yang berbeda dengan prinsip kapitalis dan komunis. 

Dalam sistem kapitalis pemilik harta menjadi pemilik dan pemegang absolut 

harta kekayaan tersebut. Dia bebas untuk mencari dan menggunakan harta itu 

sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan cenderung tanpa memperhatikan 

nilai-nilai moral dan agama. Sementara dalam sistem komunis  terlalu 

menekankan pada kepemilikan sosial dan negara dan mengucilkan kepemilikan 

pribadi. Itulah sebabnya seorang muslim yang komitmen dan istiqamah tidak 

mungkin menjadi seorang kapitalis dan tidak mungkin pula mungkin menjadi 

seorang komunis.
22

 

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa kebanyakan mereka 

mengira kekayaan atau hartanya akan menjadikannya hidup abadi, tidak ada 

kesulitan dalam hidupnya, karena ia menganggap bahwa uang dan harta yang 

dimilikinya itu, bisa mengatasi semua masalah. Padahal sebenarnya harta itu 

tidak dapat mengangkat derajat dan tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mencela orang lain. Sebagaimana prasangka mereka bahwa harta tersebut dapat 

membuat seseorang menjadi kekal di dunia. Akan tetapi, yang membuat 

seseorang kekal di dunia adalah ilmu dan amal. 

Tenggelamya seseorang dalam kemewahan hidup yang berekor pada 

kecongkakan dan kesombongan, maka merayaplah unsur-unsur perusak akhlak, 

dan  mulailah bergantung pada keindahan hehidupan dunia yang seakan-akan 
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mereka akan hidup kekal di dalamnya. Usaha yang dilakukan hanya berfokus 

untuk mencari kenikmatan dan kesenangan yang silih berganti.
23

 Kecintaan yang 

berlebihan terhadap harta akan menular seperti wabah, bahkan lebih berbahaya 

dari wabah penyakit fisik. Masyarakat yang ditimpa penyakit jasmani akan 

menyadari yang terjadi dan akan segera melakukan segala upaya untuk 

menyembuhkannya. Tetapi,  jika yang terjangkit adalah penyakit ruhani seperti 

gila harta, orang justru tenggelam dalam keasyikan dan sama sekali tidak 

berusaha mengatasinya.
24

 

Musuh-musuh Islam telah mengerti bahwa kekayaan, kemewahan dan 

tenggelam dalam kenikmatan merupakan faktor dominan yang menyebabkan 

kesombongan, menghambat kemajuan ilmiah dan produktifitas, menghancurkan 

akhlak umat serta dapat menjadikan mereka lemah dan hina, juga meninggalkan 

unsur-unsur yang menyebabkan kemuliaan dan kekuatannya.
25

 Karena itulah, 

yakni orang-orang yang yang hidup mewah merupakan musuh utama para utusan 

Allah, dan merekalah yang menyebabkan turunnya azab Allah kepada bangsa-

bangsa.  

Tidak ada yang mampu meyakinkan jika seluruh isi dunia diberikan 

kepada manusia, akan sama jika seluruh dunia tersebut akan diambil dari 

manusia. Ketika manusia kehilangan sedikit dari harta yang ia miliki, 

konsentrasinya akan hilang hingga tak mengerti dengan keaadaan mereka sendiri. 

Apalagi dalam sekejap wujudnya akan segera hancur. Minimal, manusia berusaha 

agar tidak begitu sedih dan berusaha sabar dalam menerima musibah, serta tidak 
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putus asa. Semakin seseorang dekat untuk meraih kondisi seperti ini, yakni sabar 

di hadapan semua kesulitan dan tidak bangga dengan segala kenikmatan, maka 

oarang tersebutpun semakin mulia dan dekat dengan Allah. Demikian juga roh 

akan semakin menyempurna. Akan tetapi, jika tidak demikian, pada hakikatnya 

manusia oleh kenikmatan dunia dan sudah menjadi budaknya, serta lenyap dalam 

perkara yang bersifat sementara. Ini menunjukkan kelemahan diri manusia.
26

 

Jadi, pemilik hakiki dari harta benda ialah Allah semata. Manusia hanya 

diberi titipan untuk memakai serta mengatur harta tersebut sesuai dengan 

tuntunan ajaran Islam. Apabila pemilik harta berhasil melaksanankan tugasnya 

terhadap harta. Maka, ia akan mendapat balasan baik dari Allah. Sebaliknya, jika 

gagal dalam menggunakan hartanya maka dia akan mendapat hukuman di akhirat 

kelak, bahkan bisa jadi akan diperlihatkan balasannya di dunia.  

C. Dampak yang Ditimbulkan Humazah dan Lumazah 

Tidak ada satupun perbuatan umat manusia di dunia yang luput dari 

pengamatan Allah swt., catatan amal manusia selama di dunia terekam sangat 

baik. Pencatatnya adalah malaikat pencatat kebaikan, Raqib as., yang bertempat 

di pundak sebelah kanan. Adapun malaikat pencatat amal buruk yakni ‘Atid as., 

yang bertempat di pundak sebelah kiri manusia. Keduanya selalu menyertai dan 

mencatat semua gerak gerik manusia selama hidup. Setiap manusia menyadari 

bahwa catatan itu benar adanya.
27

 

Sewaktu perhitungan berlangsung, seorang akan dihisab melalui dua cara, 

yaitu dengan cara yang susah dan mudah. Perhitungan akan berjalan dengan 

mudah bagi oranh yang beriman dan beramal saleh. Sebaliknya, jika orang yang 
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melakukan banyak kesalahan dan dosa, maka perhitungannya akan berjalan 

dengan sangat teliti dan sulit. Hisab dilakukan ketika manusia berkumpul di 

Padang Mahsyar untuk diadili. Timbangan manusia akan menentukan seseorang 

mendapat balasan berupa surga atau neraka. Balasan itu berdasarkan amalan 

manusia selama di dunia.
28

 

Adapun balasan untuk pengumpat dan pencela terdapat sangat jelas 

disebutkan pada QS al-Humazah/ 104: 4-5. Sesungguhnya Allah swt., 

menyebutkan beberapa sifat agar dapat mengetahui bahwa pada aslinya, Dia 

berkata tentang manusia secara umum. Kaidah umum yang masyhur di kalangan 

ulama adalah kekhususan sebab tidak dapat menafikan keumuman lafal (redaksi). 

Surah ini mencakup seperenam isi kandungan al-Qur’an yaitu cerita tentang 

perkataan-perkataan orang yang yang durjana.
29 Allah swt., menentukan siksa 

bagi orang yang senang menggunjing dan mencela bukan hanya kepada figur 

tertentu di pembahasan sebelumnya pada asba>b al-nuzu>l.  Akan tetapi, siksa ini 

berlaku pada generasi setelahnya yakni,  diturunkan umum untuk setiap orang 

yang memiliki sifat di dalam ini.
30

. Yakni melemparkan mereka ke dalam neraka 

yang dapat menghancurkan segala apa yang dilemparkan ke dalamnya. Berikut 

penjelasan tentang gambaran neraka yang akan dihuni oleh para pengumpat dan 

pencela terdapat dalam QS al-Humazah/ 104: 6-9: 

ٍانًُْٕقَدَحٍُ) (ٍانَّتٍِٙتَطَّهِعٍُعه6ٍََََٗبزٍُاللََِّّ

ٍ)الْفَْئٍِ ٍ)7دَحِ ٍيُؤْصدََح  ٍعَهَِْٛٓىْ ٍإَََِّٓب )8ٍ)

 (9فٍِٙعًََد ٍيًَُدَّدَح ٍ)
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Terjemahnya: 
(Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan. Yang (membakar) sampai sampai 
ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka. (sedang mereka 
itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.

31
 

1. Api yang Disediakan Allah 

ٍانًُْٕقَدَحٍُ  api (yang disediakan) Allah (yaitu)‚ ََبزٍُاللََِّّ

yang dinyalakan‛, yakni api yang dinyalaakan selama seribu tahun, dan seribu  

tahun, dan seribu tahun, maka api itu tidak pernah padam dan Allah menyediakan 

untuk orang-oarng yang berbuat maksiat.
32

 

Dinisbatkan api ini kepada Allah dan dikhususkannya penyebutannya 

mengisyatkan bahwa ia adalah api yang bisa menembus, bukan api biasa, dengan 

sifat-sifatnya yang menakutkan dan mengerikan.
33

 

Neraka ini adalah neraka Allah yang apinya menyala serta tak akan 

padam selamanya sesuai perintah-Nya. Neraka H{ut}amah merupakan penyifatan 

dari neraka jahannam. Faedahnya yaitu sesuai dengan kondisi orang yang takabur 

dengan harrtanya dan merasa lebih tinggi daari orang lain. Neraka tersebut benar-

benar dapat menghancurkan setiap apa yang dilemparkan ke dalamnya sehingga 

tidak ada yang berbekas dan tersisa.
34

 

2. Membakar Sampai ke Hati 

Api neraka tidak hanya mendatangkan rasa sakit secara fisik, tetapi juga 

hati. Orang yang disiksa di neraka, hatinya akan dipenuhi oleh penyesalan. Sering 

kali mereka menyalahkan orang lain, yaitu yang telah memengaruhinya sehingga 

melakukan pebuatan buruk. Tetapi akhirnya mereka tahu bahwa yang salah 
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adalah dirinya sendiri. Penyesalan yang tidak ada artinya itu benar-benar 

merupakan penderitaan tersendiri.
35

 

Muhammad bin Ka’ab berkata, ‚api neraka membakar semua yang ada 

pada tubuh mereka, sehingga jika sampai ke hati, mereka diciptakan dengan 

ciptaan yang baru lalu kembali melahap mereka, demikian Khalid bin Abu Imran 

meriwayatkan dari Nabi Muhammad saw., 

إٌٍَّانُبزٍتأكمٍأْهٓب،ٍحتٍٗإذاٍطهعتٍ

ٍصدزٔاٍ ٍإذا ٍثُىَّ ٍاَتٓت، ٍأفئدتٓى عهٗ

ٍاللهٍ ٍََبزُ ٍتعبنٗ: ٍقٕنّ ٍفهرنك تعٕد،

 انًٕقدحٍانتٍٙتَطَّهِعٍُعَهٍَٗالْفئدح

Artinya:  
Sesungguhnya neraka melahap penghuninya, sehinggajika ia membakar 
sampai ke hati mereka, api tersebut padam, kemudian jika mereka telah 
diciptakan lagi, ia kembali melahapnya, maka itulah firman Allah swt., api 
(yang disediaka) Allah yang dinyalakan yang (membakar)sampai ke hati.

36
 

Allah mengkhususkan hati, karena rasa sakit jika sampai pada hati, maka 

oang tersebut akan mati, yakni sesungguhnya ia berada dalam keadaan orang 

yang mati sedangkan  mereka tidak akan mati.
37

 

3. Api yang Ditutup rapat 

Seluruh pintu neraka tertutup bagi mereka dan tidak ada jendela. Mereka 

tidak akan dapat keluar dari neraka  tersebut.
38

 Dengan kata lain, tidak ada 

seorang pun penghuninya yang dapat lepas darinya dan tidak ada seorangpun di 
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sana yang dapat ditanya.
39

 Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS al-Balad/ 

90: 20 yang berbunyi: 

 عَهَِْٛٓىٍََْبز ٍيُؤْصَدَحٍ 
Terjemahnya: 

Mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat.
40

 

Yakni, tertutup rapat bagi mereka sehingga mereka tidak bisa 

menghindarinya. Mujahid berkata ‚pintu yang tertutup, menurut bahasa kaum 

Quraisy,
41

 yaitu terkunci.‛ Al-D{ahha>k mengatakan kata ٍ يُؤْصَدَح berarti 

semua yang berwujud dinding dan tidak memiliki pintu.
42

 

4. Mereka Diikat pada Tiang Panjang 

Penghuninya diikat di tiang-tiang api seperti binatang yang diikat dengan 

tidak hormat.
43

 Ada pula yang berpenndapat bahwa api itu mengelilingi mereka 

dalam tiang-tiang yang panjang dan terkunci rapat. Sebagai gambarang tentang 

kuatnya penjara api yang berkobar-kobar yang mengurung mereka, sehingga 

menimbulkan keputusasaan untuk dapat menyelamatkan diri dari azab tersebut.
44

 

Sekelompok mufasir berpendapat bahwa gagasan ini merujuk pada pasak-

pasak besi yang panjang yang dengannya pintu-pintu neraka ditutup sehingga tak 

satupun jalan keluar yang bisa ditemukan. Sebagiaan yang lain juga berpendapat 

bahwa maksud gagasan ini mengacu pada sejenis siksa dan azab, yang sama 
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dengan perbuatan memasukkan seseorang ke dalam gudang dan dibelenggu, yaitu 

untaian rantai yang membelenggu kaki seseorang atau seekor binatang. Hal ini 

merupakan akibat dari siksaan yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang 

tak bersalah di dunia ini.
45

  

Begitulah yang akan terjadi saat terlaksananya azab. Sehingga orang yang 

diazab merasa yakin bahwa tidak ada lagi jalan keselamatan baginya. Jika ia 

termasuk daalam kelomok mukmin yang berdosa, maka pada akhirnya ia akan 

diselamatkan. Namun, jika ia termasuk kelompok dalam orang-orang yang telah 

terlingkungi oleh dosa-dosanya dan tergolong dalam kelompok orang-orang yang 

binasa, maka ia tidak akan terselamatkan selama-lamanya.
46

 

Jika dilihat di zaman sekarang, dengan teknologi semakin maju baik itu di 

media sosial yang sudah semakin tidak terkontrol lagi, segala hujatan dan cacian 

serta informasi yang tidak terkontrol lagi membuat masyarakat mudah 

terpengaruhi dan ikut berkomentar. 

Tanpa disadari bangsa Indonesia memang bangsa yang bebas 

mengeluarkan pendapat, namun dslam beberapa pendapat mempunyai aturan 

tersendiri, baik itu UU Negara maupun di dalam al-Qur’an bahkan sangat jelas 

ancaman bagj orang yang suka mencela. Meskipun informasi tersebut benar 

namun informasi tersebut menimbulkan kebencian maka itu termasuk hal yang 

terlarang. 

Dari hal di atas banyak muncul pertikaian antar masyarakat karena 

ucapan yang tidak terkontrol. Cacian tidak hanya merusak harga diri  dan 

kepercayaan seseorang, namun juga akan membuat psikis mereka terganggu 
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bahkan akan mengalami trauma berat karena tidak mampu menerimanya, dan 

lebih berat kagi mereka bahkan akan bunuh diri. Tanpa disadari telah membunuh 

jiwa akibat dari lisan.
47
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai penjelasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut; 

1. Hakikat dari humazah dan lumazah (pengumpat dan pencela) yaitu suatu 

cacian atau makian dengan kata lain perbuatan tercela yang yang dapat 

menimbulkan permusuhan. Baik penghinaan itu dilakukan di hadapan atau di 

belakang, dilakukan menggunakan lisan atau anggota tubuh yang lain seperti 

gerakan mata atau tangan. Hal ini disebabkan karena harta yang dimiliki. 

Dengan harta yang diperolehnya itu, mampu menyebabkan sebagian di antara 

manusia bersikap kelewat batas. Harta membuat mereka tidak mempedulikan 

lagi kehormatan orang lain. Karena itu, mereka mencela dan mengumpat orang 

lain, terdorong oleh rasa senang merendahkan orang lain, dan menonjolkan 

kesombongannya di mata mereka. dengan harta yang berlimpah itu pula, 

mereka merasa berkedudukan lebih tinggi dari pada orang lain dan 

menganggap orang berada di bawah mereka dalah hal kedudukan dan 

kehormatan. Hakikat humazah dan lumazah yang terdapat dalam QS al-

Humazah/ 104: 1-4 adalah hal-hal yang berkaitan dengan cacian, celaan, 

hinaan yang mampu menyakiti hati orang lain. 

2. Adapun wujud humazah dan lumazah yang terdapat dalam QS al-Humazah ada 

dua yaitu pertama, allaz{i@ jama’a ma>lan wa ‘addadah (yang mengumpulkan 

harta dan menghitung-hitungnya). Orang yang mengumpulkan harta berupa 

apapun yang tak pernah merasa puas serta selalu menghitung-hitungnya. Di 
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dalam hati mereka ada perasaan senang atau puas melihat harta yang mereka 

miliki. Tetapi pada saat yang sama mereka juga merasa tidak puas,  selalu 

menganggap apa yang ada pada dirinya itu kurang dan perlu ditambah lagi. 

Dengan sendirinya, mereka amat enggan mengeluarkan hartanya untuk 

menolong orang lain. Kedua, yah}sabu anna ma>lahu akhladah (dia mengira 

harta itu dapat mengekalkannya) kebanyakan mereka mengira kekayaan atau 

hartanya akan menjadikannya hidup abadi, tidak ada kesulitan dalam 

hidupnya, karena ia menganggap bahwa uang dan harta yang dimilikinya itu, 

bisa mengatasi semua masalah. Padahal sebenarnya harta itu tidak dapat 

mengangkat derajat dan tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk mencela 

orang lain. Sebagaimana prasangka mereka bahwa harta tersebut dapat 

membuat seseorang menjadi kekal di dunia. Akan tetapi, yang membuat 

seseorang kekal di dunia adalah ilmu dan amal. 

3. Dampak dari humazah dan lumazah sangat jelas yakni dilemparkan masuk ke 

dalam neraka h}ut}amah. Adapun gambarkan terkait neraka h}ut}amah dijelaskan 

dalam QS al-Humazah/ 104: 6-9. Yakni, neraka Allah yang apinya menyala 

serta tak akan padam selamanya sesuai perintah-Nya, membakar sampai ke 

hati, membakar manusia hingga hancur lebur, kemudian Seluruh pintu neraka 

tertutup bagi mereka dan tidak ada jendela. Mereka tidak akan dapat keluar 

dari neraka  tersebut. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun penghuninya 

yang dapat lepas darinya, serta mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. 
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B. Implikasi dan Saran 

Secara umum, penelitian ini sebagai langkah awal untuk mengetahui tentang 

humazah dan lumazah dalam al-Qur’an khususnya pada QS al-Humazah/ 104: 1-4 

dimana membahas tentang gambaran terkait pengumpat dan pencela. Dari skripsi ini 

tentunya masih banyak perlu dikembangkan karena melihat begitu banyaknya ayat 

al-Qur’an yang menyinggung tentang humazah dan lumazah (pengumpat dan 

pencela).  

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti merasa masih jauh dari kesempurnaan. 

Untuk itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. 
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