
 

 

BALASAN DUNIA DAN AKHIRAT  

(KAJIAN TAFSIR TAHLI>><LI<  TERHADAP QS. A>LI ‘IMRA>N/3: 145) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  

Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir  

Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik 

UIN Alauddin Makassar 

 

 

Oleh :  

 

 

MURTADHA MUTHAHHAR B 

NIM: 30300112022 

 

 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2019 



ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Murtadha Muthahhar B 

NIM   : 30300112022 

Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 06 Agustus 1993 

Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

Fakultas/Program : Ushuluddin, Filsafat dan Politik 

Alamat  : Jl. Andalas Lr. 126F/15. Kec. Bontoala, Kel. Bontoala 

Judul : Balasan Dunia dan Akhirat (Kajian Tafsir Tah}li>li> Terhadap 

QS. A>li ‘Imra>n/3: 145) 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka 

skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

 

     Gowa,  05 Desember  2019 

      Penyusun,                       

 

 

 

MURTADHA MUTHAHHAR B 
NIM: 30300112022 

 

 

 



iii 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Pembimbing penulisan skripsi Murtadha Muthahhar B, NIM. 30300112022, Mahasiswa 

jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN 

Alauddin Makassar. Setelah dengan seksama mengoreksi skripsi yang bersangkutan 

dengan judul ‛Balasan Dunia dan Akhirat (Kajian Tafsir Tahlili Terhadap QS. A>li 

‘Imra >n/3: 145)‛, memandang bahwa mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat-syarat 

untuk melanjutkan pada ujian tutup.  

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya. 

 

 

 

Samata, 30 September 2019 

 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag   Dr. Muhsin Mahfudz, M.Th.I 

NIP. 19730513 200112 1 001   NIP. 19711125 199703 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

KATA PENGANTAR 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
علّم الإنساف ما لم يعلم, أشهد أف لا إلو إلا الله و  ,الحمد لله الذي علّم بالقلم 

  أشهد أفّ محمداً عبده و رسولو الذي لا نبّي بعده, أمّا بعد
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas segala 

limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang tak terhingga. Dialah Allah swt. 

Tuhan semesta alam, pemilik segala ilmu yang ada di muka bumi. 

Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah 

saw. sang teladan bagi umat manusia. Beliau sangat dikenal dengan ketabahan dan 

kesabaran hingga beliau dilempari batu, dihina bahkan dicaci dan dimaki, beliau 

tetap menjalankan amanah dakwah yang diembannya. 

Penulis sepenuhnya menyadari akan banyaknya pihak yang berpartisipasi 

secara aktif maupun pasif dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang membantu 

maupun yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dan 

motivasi sehingga hambatan-hambatan yang penulis temui dapat teratasi. 

Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis, MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar bersama Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag., Dr. 

Wahyuddin Naro, M.Pd.,  Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., Dr. 

Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, 

Wakil Rektor III, dan Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. 



v 

 

2. Bapak Dr. Muhsin Mahfudz, M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, 

Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar bersama Dr. Hj. Rahmi Damis, 

M.Ag., Dr. Darmawati H, S.Ag., M.HI., Dr. Abdullah, M.Ag. selaku Wakil 

Dekan I, II, dan III Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin 

Makassar. 

3. Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag., selaku Ketua Prodi Ilmu al-Qur’an dan 

Tafsir beserta Yusran, S.Th.I., M.Hum., selaku sekretaris prodi Ilmu al-

Qur’an dan Tafsir. 

4. Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag., dan Dr. Muhsin Mahfudz, M.Th.I, selaku 

pembimbing I dan II penulis, yang menyisihkan waktunya untuk 

membimbing penulis. Saran-saran serta kritikan mereka sangat bermanfaat 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag., dan Dr. Mujetaba Mustafa, M.Ag, selaku 

penguji I dan II penulis, yang menyisahkan waktunya menguji penulis. 

Saran dan kritikan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.  

Selanjutnya, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan 

kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Drs. Burhanuddin Rahman dan ibunda 

HJ. Sakinah, yang selalu memberikan dorongan dan doa kepada penulis, serta telah 

mengasuh dan mendidik penulis dari kecil hingga saat ini. Untuk ayahanda 

tercinta, yang tak pernah lelah berjuang didalam memberikan pendidikan kepada 

saya dan nasehat-nasehatnya selalu mengiringi langkah penulis selama menempuh 

perkuliahan dan penyelesaian studi. Untuk ibuku yang selalu menatapku dengan 

penuh kasih dan sayang, mendoakan penulis di setiap shalatnya demi kelancaran 

penulisan skripsi penulis. Penulis menyadari bahwa ucapan terima kasih penulis 



vi 

 

tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh keduanya. Semoga Allah 

swt. senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang berkah kepada 

keduanya. 

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman jurusan Tafsir 

Hadis prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir angkatan 2012 yang tak kenal lelah memberi 

semangat dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan masukan 

terhadap penyelesaian skripsi ini.  

Selanjutnya, terima kasih penulis juga ucapkan kepada seluruh Dosen dan 

Asisten Dosen serta karyawan dan karyawati di lingkungan Fakultas Ushuluddin, 

Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan 

kontribusi ilmiah sehingga dapat membuka cakrawala berpikir penulis selama masa 

studi. 

Terima kasih juga buat para kakak-kakak dan adik-adik di jurusan Ilmu al-

Qur’an dan Tafsir, yang selalu memberikan masukan dalam proses penyelesaian 

skripsi ini.  

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan yang telah 

diberikan bernilai ibadah di sisi-Nya, dan semoga Allah swt. senantiasa meridai 

semua amal usaha yang peneliti telah laksanakan dengan penuh kesungguhan serta 

keikhlasan. 

 

                                                                                Gowa, 05 Desember 2019 

Penulis, 

 

 

 

MURTADHA MUTHAHHAR B 

NIM : 30300112009 



vii 

 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ...................................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................  iii 

KATA PENGANTAR  .................................................................................  iv 

DAFTAR ISI  ...............................................................................................  vii 

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN  .....................................................  viii 

ABSTRAK  ..................................................................................................  xi 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah …………………………………. 1 

B. Rumusan Masalah ………………………………………... 4 

C. Pengertian Judul ………………………………………….. 4 

D. Kajian Pustaka ……………………………………………. 6 

E. Metodologi Penelitian ……………………………………. 7 

F. Tujuan dan Kegunaan …………………………………….. 10 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BALASAN 

A. Pengertian Balasan Dunia dan Akhirat ……………………. 11 

B. Term-Term yang Semakna dengan Balasan ……………….. 13 

BAB III KAJIAN TEKSTUAL QS. A>LI ‘IMRA>N/3: 145. 

A. Kajian Nama Surah QS. A>li-‘Imra>n/3: 145 ………………. 21 

B. Makna Mufrada>t …………………………………………... 22 

C. Munasabah ayat ………………………………………….... 38 

D. Penafsiran QS. A>li-‘Imra>n/3: 145 …………………………. 42 

BAB IV BALASAN DUNIA DAN AKHIRAT MENURUT QS. A>LI 

‘IMRA>N/3: 145. 

A. Hakikat Balasan Dunia dan Akhirat QS. A>li-‘Imra>n/3: 145 … 49 

B. Wujud Balasan Dunia dan Akhirat QS. A>li-‘Imra>n/3: 145 …..  54 

C. Urgensi Balasan Dunia dan AkhiratQS. A>li-‘Imra>n/3: 145 ….  59 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ………………………………………………… 62 

B. Implikasi …………………………………………………… 63 

 

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………  65 

RIWAYAT HIDUP …………………………………………………..  68 

 



viii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

 K = ؾ S = س  B = ب

 L = ؿ Sy = ش  T = ت

 M = ـ {s = ص  \s = ث

 N = ف {d = ض  J = ج

 W = و {t = ط  {h = ح

 H = ىػ {z = ظ  kh = خ

 Y = ي a‘ = ع  D = د

    G = غ  \z = ذ

    F = ؼ  R = ر

    Q = ؽ  Z = ز

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

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

2. Vokal 

Vokal  ( a )  panjang = a>         --   قاؿ = qa>la 

Vokal ( i )  panjang =  i@          --         قيل = qi>la 
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Vokal  ( u ) panjang =        u>         --         دوف =   du>na 

3. Diftong 

Au    قوؿ  =  qaul 

Ai  خير  =  khair 

4. Kata Sandang 

 Alif lam ma’rifah ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di (اؿ)

awal, maka ditulis dengan huruf besar (Al), contoh: 

a. Hadis riwayat al-Bukha>ri> 

b. Al-Bukha>ri> meriwayatkan ... 

5. Ta> marbu>t}ah ( ة )  

Ta> marbu>t}ah ditransliterasi dengan (t), tapi jika terletak di akhir kalimat, 

maka ditransliterasi dengan huruf (h), contoh; 

 .al-risa>lah li al-mudarrisah = الرسالة للمد رسة 

Bila suatu kata yang berakhir dengan ta> marbu>t}ah disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, maka  ditransliterasi  dengan (t), contoh; 

 .fi>  Rah}matilla>h =  فى رحمة الله

6. Lafz} al-Jala>lah ( الله )  

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

berkedudukan sebagai mud}a>fun ilayh, ditransliterasi dengan tanpa huruf hamzah,  

Contoh;   بالله   = billa>h                  عبدالله     =‘Abdulla>h 
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7. Tasydid 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam system tulisan ‘Arab dilambangkan dengan 

(  ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan 

ganda). 

Contoh:  ربنّا  = rabbana> 

Kata-kata atau istilah ‘Arab yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi 

menurut cara transliterasi ini. 

B. Singkatan 

Cet.  = Cetakan 

saw.  = S{allalla>hu ‘Alaihi wa Sallam 

swt.  = Subh}a>nah wa Ta‘a>la 

a.s.   = Alaih al-Sala>m 

r.a.   = Rad}iyalla>hu ‘Anhu 

QS   = al-Qur’an Surat 

t.p.   = Tanpa penerbit 

t.t.   = Tanpa tempat 

t.th.  = Tanpa tahun 

t.d.   = Tanpa data 

M   = Masehi 

H   = Hijriyah 

h.   = Halaman 
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ABSTRAK 

 

NAMA : MURTADHA MUTHAHHAR B 

NIM   : 30300112022 

JUDUL           : BALASAN DUNIA DAN AKHIRAT (Suatu Kajian Tah}li>li> QS. A>li 

‘Imra>n/3: 145) 

 
 

Skripsi ini membahas tentang Makna Balasan Dunia dan Akhirat dalam QS. 

A>li ‚Imra>n/3: 145. Di sini dijelaskan bahwa Balasan ialah jawaban atau sambutan 

atas perbuatan yang diberikan kepadanya. Setiap amal perbuatan manusia akan 

dihisab dan dibalas oleh Allah swt. sesuai dengan jenisnya. Amal yang baik akan 

dibalas dengan ganjaran pahala dan surga, sedangkan amal yang buruk akan dibalas 

dengan dosa dan neraka. 

Dalam mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan tafsir. 

Penelitian ini disebut dengan library research (penelitian kepustakaan), adapun data 

dikumpulkan dengan cara mengutip, mengikhtisarkan, dan menyalur data-data 

kualitatif dari berbagai sumber literatur yang mempunyai relevansi makna Balasan 

Dunia dan Akhirat dalam al-Qur’an. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan 

metode tahli>li>. Metode penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah ini yakni dengan 

cara meneliti beberapa literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti yakni, 

yang terkait dengan masalah Balasan.  
Adapun hasil dari kesimpulan penulis dari penelitian ini ialah bahwa Balasan 

memiliki term-term yang semakna, yakni kata Ajr dan Jaza>’ dan Nas{i>bun yang pada 

dasarnya merujuk pada pahala, ganjaran atau balasan Hanya saja, ketiga kata 

tersebut memiliki perbedaan dari segi kenggunaan. Ajr ialah balasan atau ganjaran 

kebaikan yang dilakukan manusia, jaza>’ ialah balasan atau ganjaran yang cukup atau 

setimpal. Sedangkan Nas{i>bun ialah bagian di dalam suatu urusan atau hasil yang 

diperoleh dari apa yang telah dikerjakan oleh manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang lurus, yang sejak zaman dahulu diyakini 

kebenarannya oleh beratus juta manusia. Sepanjang sejarahnya dari zaman ke zaman, 

semenjak Allah swt. mengutus Rasul pilihanNya Muhammad saw. ke tengah-tengah 

kehidupan sampai saat ini, Islam masih tetap diyakini kebenaran ajaran-ajarannya, 

dan para pemeluknya tersebar di belahan bumi Timur maupun Barat. Mereka yakin 

bahwa di dalam agama Islam terdapat unsur ajaran yang mendatangkan kebahagiaan 

hidup di dunia dan di akhirat.
1
 

Sumber utama dari semua ajaran Islam adalah al-Qur’a>n. Umat Islam 

meyakininya sebagai firman-firman Allah swt. yang diwahyukan kepada nabi 

Muhammad saw. dalam bahasa Arabuntuk disampaikan kepada umat manusia 

sampai akhir zaman.
2
 

Agama Islam yang diturunkan oleh Allah swt. kepermukaan bumi ini untuk 

mengatur kehidupan dan penghidupan manusia sehingga tercapai kehidupan dan 

penghidupan yang selamat dan bahagia secara lahir batin di dunia serta akhirat.
3
 

Di dalam kehidupan dunia ini, begitu banyak perhiasan-perhiasan yang 

membuat manusia berusaha untuk memperolehnya dan mendapatkan atas apa yang 

diusahakannya. Oleh karena itu, sebagian manusia di dunia ini bekerja dan berusaha 

untuk mendapatkan keinginannya, sehingga tidak lagi bekerja dan berusaha sebagai 

                                                           

1
Ah{mad Asy-Syirbashi, Sejarah Tafsir Qur’a >n (Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), h. 1. 

2
Mardan, Al-Qur’a >n: Sebuah Pengantar Memahami Al-Qur’a>n Secara Utuh (Cet. I; Jakarta: 

Pustaka Mapan, 2009) h. 27. 

3
Syahminan Zaini, Nilai Iman (Cet. I; Surabaya: Usaha Nasional, 1981) h. 77. 
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ibadah kepada Allah swt. Adapun sebagian dari mereka menjadikan pekerjaan dan 

usahanya sebagai ibadah untuk mendapatkan pahala dari Allah swt. baik di dunia 

maupun di akhirat. Dalam keadaan dimana pengaruh ajaran-ajaran agama, sangat 

kuat terhadap sistem nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat, maka ajaran 

agama menjadi suatu sumber kerangka acuan. Agama sebagai sistem keyakinan 

berisikan ajaran dan petunjuk bagi penganutnya agar selamat dalam hidupnya di 

dunia dan kehidupan di akhirat nanti. Dengan demikian, agama mengarahkan 

penganutnya agar berorientasi ke masa depan, bukan hanya masa depan dalam 

kehidupannya di dunia, tetapi juga masa depan yang panjang di akhirat yang 

diyakini keberadaannya. Karena itu, agama menjadi sumber motivasi bagi 

penganutnya untuk bekerja, berjuang dan beramal untuk menabung pahala bagi masa 

depannya yang berakhir dalam kehidupannya setelah mati. Bagi penganutnya, 

bekerja, berjuang, dan beramal diyakini sebagai ibadah.
4
 

Oleh karena itu, Allah swt. Menyiapkan dan memberikan balasan atau 

ganjaran pahala di dunia maupun di akhirat atas apa yang dikerjakan oleh manusia, 

akan tetapi manusia yang sibuk mengejar dunia sehingga tidak lagi memperhatikan 

akhirat yang jauh lebih baik, maka mereka akan diberikan balasan (pahala) dunia itu 

dan tidak mendapatkan pahala akhirat. Akan tetapi, manusia yang sangat 

mengharapkan ganjaran pahala akhirat dari Allah swt. Mereka akan memperoleh 

pahala akhirat tersebut dan pahala dunia akan menyertainya. 

Al-Qur’a>n membekali kita dengan berbagai prinsip dan bemacam kaidah 

umum serta dasar-dasar ajaran yang menyeluruh. Sebagaimana ditegaskan Allah swt. 

didalam QS. al-Isra/17: 9 : 

 
                                                           

4
Ronald Robertson, Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis,( terj), (Jakarta: 

Rajawali, 1992), h. 13.  
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(9) الِِاَتِ  رُ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الصَّ أَجْراً كَبِيراًأَنَّ لََمُْ  إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي للَِّتِِ هِيَ أقَْ وَمُ وَيُ بَشِّ  
Terjemahnya: 

‚Sungguh al-Qur’a>n ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan 
memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan 
bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar‛. (QS. al-Isra >’/17: 9)

5
 

Agama Islam menganggap manusia mempunyai kemerdekaan serta 

kebebasan berikhtiar didalam hidupnya. Oleh karena itu manusiapun bebas 

mengerjakan kebaikan, lalu diberi balasan atau ganjaran oleh Allah.  

Manusia sebagai khalifah dibumi yang dibebani tugas agama dan syari’atnya 

dan disediakan pahala dan siksaan untuknya. Allah swt. berfirman QS. al-Nahl/16: 

97: 
هُمْ أَجْرَهُ  َِِ مَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِ ن َّ حْسَنِ مَا كَانوُا مْ 

(97) مَلُونَ يَ عْ   

 
Terjemahnya: 

‚Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan 
yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa 
yang telah mereka kerjakan‛. (QS. al-Nahl/16: 97)

6
 

 Allah swt.menjanjikan kepada setiap orang yang beriman dan selalu 

mengikuti semua petunjuk-Nya akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya didunia 

maupun diakhirat.
7
 

Salah satu ayat al-Qur’a>n yang berbicara tentang balasan dunia dan akhirat 

dan menjadi objek kajian penulis adalah QS. A>li ‘Imra>n/3: 145: 
هَ  نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْ لًً وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ رةَِ وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أَنْ تََوُتَ إِلََّّ بِِِذْنِ اللََِّّ كِتَابًً مُؤَجَّ ِِ ا وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ اْْ

اكِريِنَ نُ ؤْتهِِ مِ  هَا وَسَنَجْزيِ الشَّ ن ْ  

 

                                                           

5
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya (Bandung: PT Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2014), h. 283. 

6
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 278. 

7
Masjfuk Zuhdi, Pengantar Ulumul Qur’a>n (Cet.II; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), h.19. 
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Terjemahnya: 
‚Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, 
sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa 
menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) 
itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) 
kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada 
orang-orang yang bersyukur‛. (QS. A>li ‘Imra>n/3: 145)

8
 

Inilah balasan yang di berikan Allah swt.baik di dunia maupun di akhirat. 

Maka penulis membahas dalam penelitian ini yakni balasan dunia dan akhirat 

sebagaimana ayat di atas menjadi fokus kajiannya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam 

penelitian ini, yaitu bagaimana tinjauan al-Qur’a>n terhadap balasan dunia dan 

akhirat analisis QS. A>li ‘Imra>n/3: 145 ? masalah yang diteliti kemudian dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana hakikat balasan dunia dan akhirat dalam QS.A>li ‘Imra>n/3: 145 ? 

2. Bagaimana wujud balasan dunia dan akhirat dalam QS. A>li ‘Imra>n/3: 145 ? 

3. Bagaimana urgensi pemberian balasan dunia dan akhirat dalam QS. A>li 

‘Imra>n/3: 145? 

 

C. Pengertian judul 

Penelitian judul ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga 

memperjelas permasalahan yang diteliti. Adapun judul penelitian ini ‚Balasan Dunia 

dan Akhirat (Suatu KajianTah}li>li> QS. A>li ‘Imra>n/3: 145)‛, selanjutnya peneliti akan 

menjelaskan fokus penelitian dan ruang lingkup penelitian berdasarkan beberapa 

kata yang terdapat dalam judul. 

                                                           
8
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 68. 
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Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata Balasan mempunyai 4 

makna yaitu jawaban atas surat, sambutan atas perbuatan, perbuatan seperti uang 

atau barang yang diberikan untuk membalas kebaikan, perbuatan hukuman untuk 

membalas sakit hati dan sebagainya.
9
 

Kata Balasan dalam bahasa Arab al-S|awa>b, al-Ajr, dan al-Jaza>’ yang berarti 

ganjaran, pahala
10

 atau balasan.
11

 dan Nashi>bun yang berarti mendapatkan bagian 

dari apa yang mereka usahakan.
12

 

Menurut Majduddin al-Fayruzabadi dalam kamus al-Muh{i>t{ kata Dunia dalam 

bahasa Arab  ُّايَ ن ْ الد  (al-Dunya>)bentuk jamak dari  َةً وَ نَ دَ وّا , وَ ن ُ  , دُ نَ د  yang berarti dekat, 

Dunia juga dapat berarti kebalikan dari Akhirat.
13

 

Menurut ajaran Islam, Dunia adalah tempat tinggal sementara.Sesuai dengan 

sifatnya sebagai tempat tinggal sementara, maka waktunya hanya sebentar jika 

dibandingkan dengan akhirat.
14

 

Kata Akhirat barasal dari bahasa Arab  ْْةرَ ِِ ا  (al-A>khirah)yang berarti akhir 

dari yang terdahulu, dapat juga berarti tempat terakhir atau akhir dari segala 

sesuatu.
15

 

                                                           
9
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 127. 

10
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia (Cet, XIV; Surabaya: 

Pusaka Progressif, 1997), h. 9. 

11
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Cet. IV; Jakarta: PT Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 2001), h. 68. 

12
Yaswirman, editor Kepala: M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Qur’a>n:Kajian Kosa Kata 

(Jakarta: lentera Hati, 2007M), hal. 713. 

13
Majduddi>n Al-Fayru>zaba>di, Al-Qa>mu>s al-Muh{i>t} (Lebanon: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 

2009M), h. 1290. 

14
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Cet. IX; Jakarta: PT Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 2001), h. 319. 

15
Majduddi>n Al-Fayru>zaba>di, Al-Qa>mu>s al-Muh{i>t}, h. 367 
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Adapun metode Tahli>li> adalah suatu metodeTafsi>r yang mufassirnya 

berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai seginya dengan 

memperhatikan runtutan ayat-ayat al-Qur’an sebagaimana tercantum didalam 

mushaf.
16

 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memberikan ruang lingkup penelitian 

hanya seputar balasan dunia dan akhirat, hakikat balasan dunia dan akhirat, wujud 

balasan dunia dan akhirat, fungsi balasan dunia dan akhirat dalam perbuatan amal 

manusia. Adapun kajian keilmuan dalam penelitian ini hanya pada studi kajian ke 

Islaman. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan 

bahwa masalah pokok yang akan dibahas sesuai dengan teori yang ada dalam buku. 

Adapun buku-buku yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini antara lain: 

Selancar Takwa karya Abdul Adzim Badawi, Jakarta tahun 2002. Dalam 

buku ini penulis mengungkapkan bahwa pahala merupakan pemberian Allah yang 

berlandaskan keutamaan niat yang ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah swt. 

Niat yang ikhlas akan mengantarkan pelakunya kepada pahala. didalam buku ini juga 

penulis menguraikan riwayat Bukhari dan Muslim yang disampaikan oleh Rasulullah 

saw. tentang seseorang yang mendapatkan kedudukan bersama para syuhada karena 

niatnya yang ikhlas. 

Inti Ajaran Islam (al-Qur’a>n) Paradigma Perilaku Duniawi dan Ukhrawi 

karya Khurshid Ahmad. Dalam buku ini penulis memberikan perumpamaan kepada 

                                                           
16

M. Quraish Shihab, ‚Membumikan‛ al-Qur’a>n: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat (Cet. I,II; Bandung: Mizan, 1992M), h. 86. 
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orang yang menghendaki kehidupan dunia, akan diberikan olehnya bagian dari dunia 

itu. Sedang orang yang menginginkan akhirat, maka itu pula akan diberikan 

untuknya. 

Keadilan Ilahi karya Murtadha Muthahhari, Bandung tahun 1992. Dalam 

buku ini penulis menjelaskan bahwa dunia adalah tempat beramal yang kadang-

kadang didalamnya dapat di saksikan sebagian balasan. Sedangkan akhirat adalah 

tempat khusus untuk mendapatkan balasan dan perhitungan. Perbuatan-perbuatan 

tersebut akan diberi pahala atau siksa tanpa mengurangi pahala dan hukuman yang 

akan diterima di akhirat kelak. 

Jurnal Adabiyah ‚Pemikiran Teologi Al-Maturidiyah‛oleh Abu Zar, fakultas 

adab dan humaniora UIN Alauddin Makassar tahun 2014. Dalam jurnal ini penulis 

menjelaskan bahwa Al-Maturidi mengakui pahala dan hukuman Tuhan adalah 

sebanding dengan perbuatan manusia itu sendiri. 

Berdasarkan beberapa teori dari buku-buku tersebut, peneliti melihat bahwa 

belum ada yang menjelaskan secara terperinci tentang balasan dunia dan akhirat. 

Dengan demikian yang membedakan antara teori-teori yang terdapat dalam buku-

buku tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ialah bahwa peneliti didalam 

mengkaji tentang balasan dunia dan akhirat menggunakan metode tafsir tah}li>li. 

Dengan demikian, peneliti berkesimpulan bahwa tema tentang balasan dunia dan 

akhirat QS. A>li ‘Imra>n/3:145 belum pernah dibahas. 

 

E. Metodologi Penelitian 

Diperlukan sebuah metodologi penelitian tafsir untuk menganalisis obyek 

penelitian tersebut yang bersentuhan langsung dengan tafsir, Penulis akan 

mengemukakan metodologi yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian ini yang 
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meliputi: jenis penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode 

pengolahan dan metode analisis data. 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah proses 

penelitian untuk memahami masalah manusia berdasarkan pada penciptaan 

gambaran holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan 

secara terperinci, dan disusun dalam latar alamiah.
17

Karena penelitian ini melalui 

riset kepustakaan (library research), maka objek utama penelitian ini adalah ayat-

ayat yang berkaitan dengan pahala dunia dan akhirat. 

 

2. Metode Pendekatan 

Objek studi dalam kajian ini adalah ayat-ayat al-Qur’a>n.Oleh karena itu, 

penulis menggunakan metode tafsir tah}li>li>. Maksudnya ialah menguraikan makna 

yang dikandung oleh al-Qur’a>n, ayat demi ayat, surah demi surah sesuai dengan 

urutannya dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang 

dikandung ayat yang ditafsirkan seperti kosa kata, konotasi kalimatnya, latar 

belakang turunnya ayat dan pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan berkenaan 

dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi Muhammad 

saw. sahabat, maupun para tabi>’in dan tokoh-tokoh tafsir lainnya.
18

 

 

                                                           
17

Khalifah Mustami, dkk. ‚Metodologi Penelitian Pendidikan‛ (Makassar: Alauddin Press, 

2009), h. 2. 

18
Nasruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’a >n (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), h. 68. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research).Oleh 

kerena itu, penulis melakukan pengumpulan data dengan menelaah referensi atau 

buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, baik yang berbahasa asing maupun 

yang berbahasa Indonesia. 

Penelitian ini bersandar pada ayat al-Qur’a>n. Oleh karena itu, kepustakaan 

utama ialah kitab suci al-Qur’a>n dan kitab-kita tafsir yang berkaitan dengan 

penafsiran al-Qur’a>n baik kitab tafsir klasik maupun kitab tafsir modern.Adapun 

kepustakaan yang bersifat penunjang ialah buku-buku ke-Islaman, artikel, dan karya 

tulis ilmiah yang membahas tentang balasan dunia dan akhirat. 

b. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahasan yang akurat, 

peneliti kemudian akan mengolah data sesuai pendekatan yang telah di tentukan. 

Adapun metode yang di gunakan dalam pengolahan data yaitu metode Tahli>li> 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengemukakan ayat dan terjemahnya yang menjadi objek bahasan, yaitu QS. A>li 

‘Imra>n/3: 145. 

b. Mengemukakan makna umum dari surah yang menjadi letak ayat, yaitu QS. A>li 

‘Imra>n/3: 145. 

c. Memperhatikan runtutan ayat al-Qur’an berdasarkan mushaf. 

d. Menjelaskan kosa kata, asba>b al-nuzu>l,muna>sabah, dan syarah ayat secara 

komprehensif. 
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e. Merumuskan kesimpulan yang berkaitan dengan hakikat balasan dunia dan 

akhirat, wujud balasan dunia dan akhirat, dan dampak balasan dunia dan 

akhirat.
19

 

 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang pahala 

dunia dan akhirat dalam al-Qur’a>n. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui hakikat balasan dunia dan akhirat dalam al-Qur’an. 

b. Untuk mengetahui wujud balasan dunia dan akhirat dalam al-Qur’an. 

c. Untuk mengetahui tujuan balasan dunia dan akhirat yang berkaitan dengan amal 

perbuatan manusia. 

2. Kegunaan 

Kegunaan dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

a. Diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat akademis yang dapat 

menambah informasi atau ilmu pengetahuan yang mendalam dibidang kajian 

tafsir 

b. Diharapkan penelitian tentang balasan dunia dan akhirat ini dapat menambah 

dan meningkatkan kualitas perbuatan atau amal ibadah didalam hidup dan 

kehidupan ini. 

                                                           
19

Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudu>’i (Makassar: Pustaka Al-

Zikra,2011), h. 112. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG BALASAN 

A. Pengertian Balasan Dunia dan Akhirat 

Balasan ialah jawaban atau sambutan atas perbuatan yang diberikan 

kepadanya.
1
 Setiap amal perbuatan manusia akan dihisab dan dibalas oleh Allah swt. 

sesuai dengan jenisnya. Amal yang baik akan dibalas dengan ganjaran pahala dan 

surga, sedangkan amal yang buruk akan dibalas dengan dosa dan neraka.
2
 

Dalam Islam semua perbuatan baik akan memiliki pahala, semakin banyak 

pahala seseorang semakin besar peluangnya masuk surga.
3
 

Al-maturidi menyetujui kebebasan yang berkehendak sesuai dengan 

konsekuensi logis dari gagasan keadilan dan gagasan pembalasan Tuhan, sedang a-

asy‘ari berpegang teguh bahwa kehendak Tuhan yang tidak dapat dibayangkan 

dalam kapasitas logika manusia, Tuhan dapat saja mengirim manusia yang baik ke 

dalam neraka. Al- Maturidi mengakui mengakui bahwa pahala dan atau hukuman 

Tuhan adalah sebanding dengan perbuatan manusia itu sendiri.
4
 

Dunia secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-Dunya> dari kata dana> yang 

berarti dekat atau sesuatu yang dekat. Kehidupan dialam ini dinamakan al-Dunya> 

karena dekat dengan kita dan jauh dari kehidupan Akhirat. Kehidupan dunia adalah 

kehidupan yang dekat dan dapat dirasakan secara langsung, maka ia memiliki daya 

                                                           
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 127. 
2
Muhammad Syauman bin Ahmad al-Ramli, 48 Balasan Terhadap Amal Perbuatan 

(Jogjakarta: Darus Sunnah, 2004), h. 32. 

3
Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, Ensiklopedia Akidah Islam (Cet. 2; Jakarta: 

Kencana, 2009), h. 463. 

4
Abu Zar, ‚Pemikiran Teologi al-Maturidiyah‛, Jurnal Adabiyah (Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2014), h. 
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tarik tinggi dan memikat hati manusia. Oleh karena itu, tidak heran bila banyak 

orang mencurahkan pikiran dan memberikan perhatiannya hanya pada kehidupan 

dunia. Itu sebabnya, banyak ayat dalam al-Qur’a>n yang mengingatkan agar manusia 

jangan sampai terperdaya oleh kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat.
5
 

Kata ‚dunia‛ dengan menggunakan term ‚dunya>‛ beserta seluruh derivasinya 

dalam al-Qur’an tersebar dalam 39 surah, 108 ayat. Dari 39 surah, yang termasuk 

kedalam kategori Makkiyah adalah 25 surah dan Madaniyah 14 surah.
6
 

Dunia adalah tempat beramal yang kadang-kadang didalamnya dapat 

disaksikan sebagian dari balasan, sedangkan akhirat adalah tempat khusus untuk 

mendapatkan balasan dan perhitungan tanpa sedikitpun kesempatan untuk beramal.
7
 

Akhirat dari kata a>khir secara bahasa bermakna Khila>f al-Awwa>l ( lawan dari 

awal). Kata ta’khi >r merupakan lawan dari taqdi>m sebagaimana kata mutaa>khir 

merupakan lawan dari mutaqaddi>m. Kata a>khir juga bermakna al-ab’ad, artinya jauh 

dari kebaikan. Ungkapan Arab ‚La> marha>ban bi al-a>khir‛, berarti tidak ada 

sambutan dan kehormatan bagi orang yang datang belakangan atau orang yang jauh 

dari kebaikan. Dalam al-Qur’a>n kata akhir di ulang sebanyak 28 kali. Ada 26 kali 

kata akhir dikaitkan dengan kata al-Yau>m, yakni, al-Yau>m al-A>khir (hari akhir). 

Dari kata a>khir terbentuk kata a>khirah yang berarti hari akhir atau akhirat, yakni 

kampung yang kekal abadi (Da>r al-Baqa>’).8 

                                                           
5
Abu> al-Fadal Jama>l al-Di>n Muh{ammad Ibn Mukrim Ibn Manzir, Lisa>n al-‘Arab, Editor: Heri 

MS Faridy, Rahmad Hidayat, Ika Prasasti wijayanti. Ensiklopedi Tasawuf 1 (Cet. I; Bandung: 

Angkasa, 2008), h. 332. 

6
Muh}ammad Fu‘a>d al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m (al-Qa>hirah: 

Da>r al-H}adi>s|, 2007), h. 322. 

7
Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi (Cet. I; Bandung, 1992M), h. 193. 

8
Sumber: Abu> al-Fadal Jami>l al-Da>n Muh{ammad Ibn Mukrim Ibn Manzir, Lisa>n al-‘Arab, 

Editor: Heri MS Faridy, Rahmad Hidayat, Ika Prasasti wijayanti. Ensiklopedi Tasawuf 1 (Cet. I; 

Bandung: Angkasa, 2008), h. 207-208. 
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Dalam al-Qur’a >n, kata a>khirah terkadang digandeng dengan kata Da>r, Firman 

Allah swt: 

قُونَ أفََلََ تَ عْقِلُونَ (32) رٌ للِاذِينَ يَ ت ا ارُ الْْخِرةَُ خَي ْ نْ يَا إِلَّا لَعِبٌ وَلََوٌْ وَللَدا  وَمَا الْْيََاةُ الدُّ
Terjemahnya: 

‚Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan 
negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Tidakkah 
kamu mengerti?‛. (QS. Al-An’a>m/6: 32)

9
 

Dengan demikian, Balasan ialah sambutan kepada seorang manusia atas 

perbuatan yang dilakukannya. 

Dunia ialah kehidupan yang dekat dan dapat dirasakan secara langsung dan 

dunia juga merupakan tempat beramal yang sebahagian pahala atau balasan dapat 

diterima di dunia ini. 

Akhirat ialah alam yang abadi yang didalamnya adalah tempat pemberian 

pahala atau balasan yang sempurna atas seluruh amal perbuatan yang dikerjakan 

manusia di dunia. 

 

B. Term-Term yang Semakna dengan Balasan 

1. Ajr /Uju>r ( روْ جُ اُ  \ر جْ اَ  ) 

Kata Ajr/uju>r disebut108 kali didalam al-Qur’a>n, diantaranya didalam QS. 

Yu>nus/10: 72, QS. Yu>suf/12: 104, dan QS. al-Qas{as{/28: 26,27.
10

 

Ajr ( رجْ اَ  ) berarti pahala atau ganjaran.
11

 Bermakna suatu imbalan pahala yang 

didapatkan kerena melakukan suatu pekerjaan baik yang bersifat dunia>wi maupun 

ukhra>wi.12
 

                                                           

9
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya,, h. 131. 

10
Ar-Ra>ghib al-Ashfaha>ni, Kamus al-Qur’a>n (Cet. I; jilid 1, Depok-Jawa Barat: Pustaka 

Khazanah Fawa>’id, 2017M), h. 30. 

11
Ah{mad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (edisi II, Surabaya: 

Pustaka Progresif,1997M), h. 9. 
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Pada hakikatnya upah didalam berbagai transaksi yang dilakukan oleh 

manusia hanya diberikan terhadap suatu usaha yang membawa kepada kebaikan. 

Maka, bila usaha yang dilakukan bersifat merusak dan tidak menguntungkan, tidak 

akan ada upahnya. Namun, didalam kaitannya dengan upah atau balasan yang 

bersifat immateri (ukhra>wi), seperti pahala dan surga, al-Qur’a>n menggunakan kata 

ajr/uju>r (  َروْ جُ اُ \رجْ ا ) dan tidak pernah ditemukan kata ajr ( رجْ اَ  ) yang bermakna siksa 

atau neraka.
13

 

Firman Allah swt: 

تُمْ فَمَا سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريَِ إِلَّا عَلَى اللَّاِ وَأمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِ  (72)مِيَن فإَِنْ تَ وَلاي ْ  
Terjemahnya: 

‚Maka jika kamu berpaling (dari peringatanku), Aku tidak meminta imbalan 
sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku 
diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim (berserah diri)‛. 
(QS. Yu>nus/10: 72)

14
 

Ayat ini menceritakan tentang kaum nabi Nuh{ a.s yang enggan menerima 

peringatan dan mendustakan apa yang disampaikan nabi Nuh{ a.s. Nabi Nuh{ a.s 

mengatakan bahwa aku yakin Allah swt. Bersama aku, jika kamu memaksakan diri 

menentang fitrah manusiawi yang telah diciptakan Allah dalam diri masing-masing 

manusia sehingga kamu berpaling enggan menerima peringatanku. Ketahuilah 

bahwa aku tidak rugi sedikitpun dengan keenggangan kamu itu. Boleh jadi aku rugi 

kalau aku meminta upah kepada kamu dalam penyampaian risalah itu, kamu tahu 

bahwa aku tidak meminta upah sedikitpun dari kamu atas peringatan dan tuntutan 

                                                                                                                                                                      
12

Ar-Ra>ghib al-Ashfaha>ni, Kamus al-Qur’a>n (Cet. I; jilid 1, Depok-Jawa Barat: Pustaka 

Khazanah Fawa>’id, 2017M), h. 30 

13
Ahmad Husein Ritonga, editor Kepala: M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Qur’a >n:Kajian 

Kosa Kata (Jakarta: lentera Hati, 2007), hal. 71 
14

Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, (Jakarta: Maha Karsa Utama, 

2015M), h. 217. 
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Allah yang kusampaikan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah semata-mata dan 

aku disuruh supaya aku termasuk kelompok orang-orang muslim yang berserah diri 

secara mantap kepadaNya.
15

 

Al-Mara>ghi> dalam tafsirnya menjelaskan bahwa jika kalian berpaling dari 

peringatanku setelah aku mengajak dan menyampaikan risalah Tuhanku kepada 

kalian, maka hal itu tidak akan membahayakan diriku. Begitu pula, jika aku tidak 

meminta upah dan balasan atas apa yang aku seru kepadanya, pahala dan balasanku 

tak lain adalah ada pada Tuhanku yang telah mengutus aku kepadamu. Maka Dialah 

yang akan memberi balasan kepadaku sepenuhnya, baik kamu beriman atau tidak 

dan aku disuruh untuk masuk kedalam golongan orang-orang yang patuh dengan 

melaksanakan apa yang aku seru kepadanya.
16 

2. Jaza’> ( اءزَ جَ  ) 

Kata jaza> merupakan kata dasar dari jaza’> - yajzi> - jaza>’ dalam berbagai 

bentuknya disebut 116 kali, tersebar didalam 47 surah dan 109 ayat. Menurut al-

As{faha>ni didalam kitab mu’jamnya, kata jaza>’ berarti suatu balasan yang 

bermanfaat, cukup, memadai, atau pantas. Kata jaza>’ mencakup balasan baik dan 

balasan (ganjaran) buruk. Diantara 116 kata jaza>’ didalam al-Qur’an terdapat 42 kali 

yang berarti balasan baik, 49 kali yang berarti balasan buruk, dan 25 kali berarti 

balasan yang umum atau netral ( tanpa menyebutkan baik atau buruk).
17

 

Firman Allah swt: 

ارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزاَءً بِاَ   ارقُِ وَالسا ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَالسا (38)كَسَبَا نَكَالًَّ مِنَ اللَّاِ وَاللَّا  
                                                           

15
M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Mis{bah{ (Jakarta: Lentera Hati, 2002M), h. 466-467. 

16
Ah{mad Mus{thafa al-Mara>ghi>, Terjemah Tafsi>r Al-Mara>ghi> 4 (Cet. I; Semarang: CV Toha 

Putra Semarang, 1988M), h. 265. 

17
Cholidi, editor Kepala: M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Qur’a >n:Kajian Kosa Kata 

(Jakarta: lentera Hati, 2007M), hal. 392. 
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Terjemahnya: 
‚Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana‛. (QS. Al-
Ma>’idah/5: 38)

18
 

Ayat ini menjelaskan sanksi hukum bagi pencuri, yaitu pencuri lelaki dan 

pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan 

dunia>wi yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan yang menjadikan ia jera dan 

orang lain takut melakukan hal serupa. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bjaksana 

dalam menetapkan ketentuan-ketentuanNya. Tetapi jika ia menyadari kesalahannya 

dan menyesalinya lalu bertaubat maka barangsiapa bertaubat diantara pencuri-

pencuri itu sesudah melakukan penganiaannya yakni pencurian itu walaupun telah 

berlalu waktu yang lama dan memperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang 

telah dicurinya atau nilainya kepada pemilik yang sah maka sesungguhnya Allah 

menerima taubatnya sehingga dia tidak akan disiksa di akhirat nanti. Sesungguhnya 

Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
19

 

Al-Mara>ghi> dalam tafsirnya menjelaskan bahwa balasan bagi orang-orang 

yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat ini, hanyalah dihukum 

menurut jenis kejahatan dan kerusakan yang mereka lakukan, yang masing-masing 

mendapat hukuman yang setimpal. Allah menganggap jenis kejahatan ini sebagai 

memerangi Allah dan RasulNya, karena merupakan pelanggaran terhadap kebenaran 

dan keadilan yang telah Allah turunkan atas RasulNya. Juga karena melakukan 

kejahatan tersebut berarti tidak tunduk kepada agama Allah dan syariatNya.
20

 

                                                           
18

Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya,), h. 114. 

19
 M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Mis{{ah{ (Jakarta: Lentera Hati, 2002M), h. 111. 

20
Ah{mad Mus{thafa al-Mara>ghi>, Terjemah Tafsi>r Al-Mara>ghi> 6 (Cet. I; Semarang: CV Toha 

Putra Semarang, 1987M), h. 185-186. 



17 
 

 

Menurut kebanyakan ulama, ayat ini turun mengenai kaum Muslimin yang 

melakukan pembegalan yang kemudian dihukum oleh Nabi Muh{ammad saw. 

Setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan, berdasarkan firman Allah swt.
21

 

 وَجَزاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْ لُهَا…(40)

 
 
Terjemahnya: 

‚Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal‛. (QS. al-
Syu>ra/42: 40)

22
 

Para pengacau yang dianggap memusuhi Allah dan RasulNya, sehingga 

berhak dihukum sebagaimana ayat diatas.
23

 

3. Nas{i>bun ( بنصي ) 

Kalimat نصْب ا لثيء artinya meletakkan sesuatu dengan cara ditegakkan 

(didirikan) seperti meletakkan tombak, meletakkan bangunan, dan meletakkan batu. 

Kata  ُالنّصِيب artinya adalah bebatuan yang diletakkan di atas sesuatu, jamak kata 

tersebut adalah نَصَا ئِب dan  ٌٌ -Orang-orang arab terdahulu mempunyai batu .نُصٌبٌ

batu yang biasa disembah, dan mereka biasa melakukan sembelihan untuk 

dipersembahkan kepada batu tersebut.
24

 

 Kata nashi>b (نصيب) merupakan bentuk kata mashdar (infinitif) dari kata 

nashaba – yanshubu – nashban/nishban/nashi>ban ( ينصب نصباونصباونصيبا -صبن ). 

Bentuk jamaknya adalah nushub/anshiba>’ (نصب وأنصباء). Di dalam al-Qur’an, kata 

                                                           
21

Ah{mad Mus{thafa al-Mara>ghi>, Terjemah Tafsi>r Al-Mara>ghi> 6 (Cet. I; Semarang: CV Toha 

Putra Semarang, 1987M), h. 186. 

22
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya,, h. 482. 

23
Ah{mad Mus{thafa al-Mara>ghi>, Terjemah Tafsi>r Al-Mara>ghi> 6 (Cet. I; Semarang: CV Toha 

Putra Semarang, 1987M), h. 187. 

24
Ar-Ra>ghib al-As{faha>ni, Kamus al-Qur’a>n (Cet. I;jilid 3, Depok-Jawa Barat: Pustaka 

Khazanah Fawa>’id, 2017M), h.629. 
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nashi>b (نصيب) dan kata yang seakar dengan itu disebut 32 kali dengan makna yang 

berbeda-beda. 

 Di dalam al-Qur’an, kata nashi>b (نصيب) dan kata yang seakar dengan itu 

diterapkan pada lima pengertian, sebagai berikut: 

Pertama, bermakna ‘bagian di dalam suatu urusan atau hasil yang diperoleh 

dari apa yang telah dikerjakan. Misalnya, ayat yang memerintahkan mempersiapkan 

bekal untuk dibawa ke akhirat nanti, tetapi jangan dilupakan bagian nikmat untuk 

kita di dunia (QS>. al-Qasha>sh/28:77). 

 Kedua, pengertian ‘kepayahan’, seperti penduduk surga nanti tidak merasa 

kepayahan di dalamnya (QS>. al-Hijr/15:48), sementara orang kafir di neraka 

merasakannya (QS. al-Gha>syiyah/88:3). Nabi Musa kepayahan kerena berjalan jauh 

(QS. al-Kahf/18:62)  dan Nabi Ayub hampir putus asa karena kepayahan oleh 

penyakit dan godaan iblis terus menurus (QS. Sha>d/38:41). Di dalam arti 

‘kepayahan’ ini al-Qur’an menggunakan akar kata nushb  (نصب), nashab (نصب), 
dan na>shibah (ناصبة). 

 Ketiga, bermakna ‘berhala yang disembah’, seperti kebiasaan bangsa arab 

pra-Islam yang menyembah berhala yang digantungkan di ka’bah, di antaranya 

diberi nama la>ta, ‘uzza, dan mana>t serta melakukan penyembelihan atas nama 

berhala (QS>. al-Nahl/16:56 dan QS. al-Ma>’idah/5:3). Di akhirat nanti, mereka 

seakan-akan mencari berhala itu untuk dimintakan pertanggungjawabannya (QS. al-

Ma’a>rij/70:43). Untuk arti ini digunakan kata nushub  بنص ), ansha>b  (أنصاب), dan 

nashi>b (نصيب). 
 Keempat, bermakna ‘meninggikan atau menegakkan sesuatu’, sesuai dengan 

makna asalnya. Untuk makna ini digunakan kata yang menujukkan masa lalu (fi’l 
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ma>dhi>) berbentuk pasif, yakni nus{ibat (نصبت), sebagaimana ditemukan di dalam 

QS. al-Gha>syiyah/88:19. 

 Kelima, bermakna ‘dorongan untuk bekerja keras pada masa berikutnya’. 

Kata yang dipakai adalah bentuk perintah (fi’l amr) , sebgaimana yang terdapat di 

dalam QS. alam Nasrah/94:7. Ayat ini pada mulanya merupakan perintah kepda 

Nabi Muhammad saw. untuk terus beribadah sehabis berdakwah. Ada juga yang 

menafsirkan bahwa setelah urusan dunia selesai, setelah itu kerjakanlah urusan 

akhirat. Muhammad Abduh mengaitkan pengertiannya dengan ayat sebelumnya, 

yakni dibalik kesusahan ada kemudahan. Oleh karena itu, dampak dari kerja keras itu 

ada manfaatnya yang telah menunggu di depan. Karena itu, jika telah selesai dari 

satu urusan dan telah diambil manfaatnya maka bersiaplah untuk kerja keras 

(fanshab) berikutnya.
25

 

Dari ketiga term Pahala diatas, yaitu Ajr /Uju>r, Jaza>’, dan Nashi>bun  

Memiliki makna yang sama, yakni bermakna ‚ganjaran atau balasan‛. Akan tetapi, 

memiliki penggunaan kata yang berbeda. 

Ajr / Uju>r ialah balasan atau ganjaran yang didapatkan karena melakukan 

suatu perbuatan baik yang bersifat dunia>wi maupun bersifat ukhra>wi. Dalam 

kaitannya dengan upah atau balasan yang bersifat ukhra>wi, seperti pahala dan surga, 

penggunaan kata ajr/uju>r dalam al-Qur’a>n tidak pernah bermakna siksa atau neraka. 

Jaza>’ ialah balasan atau ganjaran yang cukup atau setimpal, apabila baik 

maka balasannya baik dan apabila buruk maka balasannya buruk. Dapat dibahasakan 

dengan satu dibalas satu, dua dibalas dua. 

                                                           
25

Yaswirman, editor Kepala: M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Qur’a >n:Kajian Kosa Kata 

(Jakarta: lentera Hati, 2007M), hal. 712-713. 
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Nashi>bun ialah bermakna ‘bagian di dalam suatu urusan atau hasil yang 

diperoleh dari apa yang telah dikerjakan oleh manusia. Kata nashi>bun ini juga 

memiliki lima makna, yaitu bermakna bagian, kepayahan, berhala yang disembah, 

meninggikan atau menegakkan sesuatu dan bermakna dorongan untuk bekerja keras 

pada masa berikutnya. 

Dari ketiga term diatas memiliki korelasi dengan kata S|aub , yakni balasan 

atas apa yang dikerjakan atau sesuatu yang kembali kepada manusia sebagai balasan 

atas perbuatannya. 
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BAB III 

KAJIAN TEKSTUAL QS. A>LI ‘IMRA>N/3: 145 

 

A. Kajian Nama Surah QS. Ali>-Imra>n/3 

Surah A>li ‘Imra>n dinamai demikian karena didalamnya dikemukakan kisah 

keluarga ‘Imra>n dengan terperinci, yaitu ‘Isa>, Yah{ya, Maryam dan ibu beliau. 

Sedang ‘Imra>n adalah ayah dari ibu Nabi ‘Isa.
1
 

Surah ini terdiri dari 200 ayat, sekitar 80 ayat pertama berkaitan dengan 

kedatangan serombongan pendeta Kristen dari Najran (sebuah lembah  diperbatasan 

Yaman dan Arab Saudi), pada tahun IX Hijrah untuk berdiskusi dengan Nabi 

Muh{ammad saw. di masjid Madinah menyangkut ‘Isa> as. dalam kaitannya dengan 

keesaan Tuhan. Walau telah berlangsung beberapa hari, diskusi tidak mencapai kata 

sepakat sehingga akhirnya nabi Muhammad saw. mengajak mereka ber-muha>balah.  

Dalam kesempatan kehadiran para pendeta itu ke Masjid Nabi saw. di Madinah, 

mereka malaksanakan sholat sesuai dengan ajaran agama Kristen yang mereka anut, 

didalam masjid Nabawi di Madinah. Nabi saw. melihat hal tersebut, membiarkan 

mereka. Demikian diuraikan oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya dan dikutip oleh 

Syaikh Muh{ammad Sayyid Thantha>wi, pemimpin tertinggi al-Azhar, juga dalam 

tafsirnya.
2
 

Nama surah ini banyak, antara lain surah al-Ama>n (keamanan), al-Kanz, 

thi>bah, tetapi yang popular adalah A>li ‘Imra>n. 

                                                           
1
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’a >n (Vol.2, 

Jakarta: Lentera Hati, 2002M), h. 3. 

2
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’a >n (Vol.2, 

Jakarta: Lentera Hati, 2002M), h. 3. 
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 Tujuan utama surah A>li ‘Imra>n (keluarga ‘Imra>n) adalah pembuktian tentang 

tauhid, keesaan dan kekuasan Allah swt. serta penegasan bahwa dunia, kekuasaan, 

harta dan anak-anak yang terlepas dari nilai-nilai Ilahiyah, tidak akan bermanfaat di 

akhirat kelak. Hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan, pada 

hakikatnya ditetapkan dan diatur oleh Allah yang Maha Hidup dan Qayyu>m (Maha 

Menguasai dan Mengelola segala sesuatu)), sebagaimana terlihat dari peristiwa-

peristiwa yang dialami oleh A>li ‘Imra>n (keluarga ‘Imra>n). Tujuan ini sungguh pada 

tempatnya, karena al-Fa>tih}ah yang merupakan surah pertama merangkum seluruh 

ajaran Islam secara singkat dan al-Ba>qarah menjelaskan secara lebih terperinci 

tuntunan-tuntunan Agama. Sedangkan surah A>li ‘Imra>n datang menekankan sesuatu 

yang menjadi dasar dan sendi utama tuntunan tersebut, yakni Tauhid. Tanpa 

kehadiran tauhid, pengalaman tuntunan lainnya tidak bernilai disisi Allah swt.
3
 

 

B. Makna Mufrada>t 
هَ  نْ يَا نُ ؤْتوِِ مِن ْ لًً وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ رةَِ وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أَنْ تََوُتَ إِلَّا بِِِذْنِ اللَّاِ كِتَابًً مُؤَجا ِِ ا وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ اْْ

هَا وَسَنَجْزيِ اكِريِنَ  نُ ؤْتوِِ مِن ْ الشا  
Terjemahnya: 

‚Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, 
sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa 
menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) 
itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) 
kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada 
orang-orang yang bersyukur‛.(QS. A>li-‘Imra>n/3: 145)

4
 

 
 
 
 

                                                           
3
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’a >n (Vol.2, 

Jakarta: Lentera Hati, 2002M), h. 4. 

4
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 68. 
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 ن َ فَ سَ   .1
Kata  ُالن ا فْ س artinya adalah jiwa atau ruh.

5
  

Kata  ُالن ا فَ س jamak dari  ُانَْ فَاس artinya nafas.
6
 Yaitu angin yang keluar dan 

masuk kedalam tubuh melalui mulut dan hidung. Nafas ini berfungsi seperti 

makanan bagi tubuh, jika tidak ada nafas maka akan matilah badan.
7
 

 مَ وْ تُ   .2
.yakni kematian امَْوَاتٌ  jamaknya الْمَوْتُ 

8
  

Kalimat   ِأَ ن ْ وَ اعُ  الْ مَ وْ تِ  بَِ سْ بِ  أَ ن ْ وَ ا عِ  الَْ يَ اة artinya jenis kematian bergantung pada 

jenis kehidupannya. Makna kata  ُالْ مَ وْ ت yang pertama adalah kekuatan untuk tumbuh 

dan berkembang yang ada pada manusia, hewan dan tumbuhan.
9
 

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi: 

(19)… الَْْرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَوَيُُْيِ  ... 

Terjemahnya: 
‚Dan menghidupkan bumi sesudah matinya‛. (QS. al-Ru>m/30: 19)

10
 

تًا…(11) نَا بِوِ بَ لْدَةً مَي ْ  …وَأَحْيَ ي ْ
Terjemahnya: 

‚Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati‛. (QS. Qa>f/50: 11)
11

 
 

Sedangkan makna  ْتُ وْ مَ ال  yang kedua adalah hilangnya kekuatan indra.
12

 

                                                           
5
Ar-Ra>ghib al-As{faha>ni, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., (Cet. I;jilid 3, Depok-Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa>’id, 2017M), h. 665. 

6
Ah{mad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (edisi II, Surabaya: 

Pustaka Progresif,1997M), h. 1446. 

7
Ar-Ra>ghib al-As{faha>ni, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n , penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 667. 

8
Ah{mad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, h. 1366  

9
Ar-Raghib al-As{fahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 543. 

10
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 406. 

11
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 516. 
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Allah berfirman: 

تَنِِ مِتُّ قَ بْلَ ىَذَا…(23)  …يََليَ ْ
Terjemahnya: 

‚aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini‛. (QS. Maryam/19: 23)
13 

 

رجَُ حَيًّا(66) ِْ  …أإَِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُ

Terjemahnya: 
‚betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan 
dibangkitkan hidup kembali‛. (QS. Maryam/19: 66)

14
 

Makna yang ketiga, hilangnya kekuatan akal yang dalam arti lain berarti 

kebodohan.
15

 

Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi: 

نَاهُ …(122) تًا فأََحْيَ ي ْ  أوََمَنْ كَانَ مَي ْ
Terjemahnya: 

‚dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan‛. (QS. al-
An’a>m/6: 122)

16
 

 إِناكَ لََّ تُسْمِعُ الْمَوْتَى…(80)
Terjemahnya: 

‚sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang matidapat 
mendengar‛. (QS. an-Naml/27: 80)

17
 

Kata  ْتُ وْ مَ ال  juga dapat digunakan untuk menggambarkan hilangnya kekuatan 
hidup serta terbebasnya ruh dari jasad.

18
 

                                                                                                                                                                      
12

Ar-Raghib al-As{fahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 544. 

13
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 306. 

14
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 310. 

15
Ar-Raghib al-As{fahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 544 

16
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya , h. 143. 

17
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 377. 

18
Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 544-545. 
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نٌ ذُ اُ   .3   

.yang berarti telinga آذَانٌ  jamaknya ialah الَّْذُُنُ 
19

 

Telinga (uz\unun) merupakan salah satu anggota tubuh. Karena bentuk 

lingkarannya seperti pegangan panik dan yang semacamnya disamakan dengan 

telinga, sehingga dinamakan  ُرِ دْ قِ الْ  نُ ذُ ا  (telinga panci). Kata  َُّْنُ ذُ ال  terkadang digunakan 

pada orang yang banyak mendengarkan dan ucapannya yang didengar.
20

 

Allah berfirman: 

يٍْْ لَكُمْ …(61) َِ  …وَيَ قُولُونَ ىُوَ أذُُنٌ قُلْ أذُُنُ 
Terjemahnya: 

‚Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, Dia 
mempercayai semua yang baik kamu‛. (QS. at-Taubah/9: 61)

21
 

Yakni mendengarkan sesuatu yang kembali pada kebaikan kalian. 

Allah berfirman: 

 …وَفِ آذَانِِِمْ وَقْ راً…(25)
Terjemahnya: 

‚Dan telinganya tersumbat‛. (QS. al-An’a>m/6: 25)
22

 

merupakan isyarat terhadap kebodohan mereka, bukan karena mereka tidak 

mendengar. Kata  َنَ ذِ ا  juga digunakan pada ilmu yang didapatkan dengan cara 

mendengar.
23

 

Allah berfirman: 

 …فأَْذَنوُا بَِرْبٍ مِنَ اللَّاِ وَرَسُولوِِ …(279)
                                                           

19
Ah{mad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, h. 15. 

20
 Ar-Raghib al-As{fahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 47. 

21
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya , h. 197. 

22
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya,  h. 135. 

23
Ar-Raghib al-As{fahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc.,h. 47.  
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Terjemahnya: 

‚Maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya‛. (QS. al-Baqarah/2: 
279)

24
 

نُ ذْ الَِّْ   dan   ََّْنُ اذَ ال adalah kata yang digunakan untuk sesuatu yang didengar. 

Terkadang juga digunakan untuk mengungkapkan makna ilmu, karena pendengaran 

merupakan sumber dari banyak pengetahuan yang kita peroleh.
25

 

Allah berfirman: 

 وَإِذْ تََذَانَ رَبُّكَ …(167)
Terjemahnya: 

‚Dan (ingatlah), ketika Rabbmu memberitahukan‛. (QS. al-A’ra>f/7: 167)
26

 

Adapun kata  ََّْنُ يْ ذِ ال  adalah tempat yang terjangkau oleh suara adzan.
27

 

Allah berfirman: 

 وَأذَِّنْ فِ النااسِ بًِلَْجِّ …(27)
Terjemahnya: 

‚Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji‛. (QS. al-Hajj/22: 27)
28

 

Adapun  َِّْءِ يْ  الشا فِ  نُ ذْ ال  (memberi izin terhadap sesuatu) adalah memberi tahu 

tentang bolehnya sesuatu tersebut dan memberikan keringanan terhadapnya.
29

 

Allah berfirman: 

 وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا ليُِطاَعَ بِِِذْنِ اللَّاِ …(64)
Terjemahnya: 

‚Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan 
izin Allah‛. (QS. an-Nisa>’/4: 64)

30
 

                                                           
24

Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 47. 

25
Ar-Raghib al-As{fahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 48. 

26
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 172. 

27
Ar-Raghib al-As{fahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc.,h. 49. 

28
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, penerjemah: Ahmad Zaini Dahlan, 

Lc., h. 335. 

29
Ar-Raghib al-As{fahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 49. 
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ئًا إِلَّا بِِِذْنِ اللَّاِ …(10)  …وَليَْسَ بِضَارّىِِمْ شَي ْ
Terjemahnya: 

‚sedang (pembicaraan) itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada 
mereka, kecuali dengan izin Allah‛. (QS. al-Muja>dilah/58: 10)

31
 

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah ilmuNya, akan tetapi 

terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu dan izin, karena izin lebih khusus 

daripada ilmu. Dan izin hampir tidak pernah digunakan kecuali pada sesuatu yang 

dikehendaki, baik itu disertai dengan keridhaan ataupun tidak.
32

 

 

   بَ تَ كَ   .4

.yang berarti kitab atau buku كُتُبٌ  bentuk jamak dari الْكِتَابُ 
33

 

Kata  ْبُ تْ كَ ال  juga berarti menggabungkan kulit dengan kulit yang lainnya. 

Oleh karena itu disebutkan dalam kalimat  َةَ لَ غْ ب َ الْ  تُ بْ ت َ ك   artinya aku menggabungkan 

antara ujung kulit kambing dengan ujung kulit lainnya. Dalam kebiasaannya kata 

بُ تْ كَ الْ   digunakan untuk mengartikan penggabungan satu huruf dengan huruf lainnya 

melalui tulisan dan terkadang kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan 

penggabungan satu huruf dengan huruf lainnya melalui lafadz. Oleh karena itu, 
kalam Allah (al-Qur’a>n) juga dinamakan  ْابُ تَ كِ ال  .

34
 contohnya seperti yang 

disebutkan dalam firman-Nya: 

(2) ذَلِكَ الْكِتَابُ لََّ رَيْبَ فِيوِ ىُدًى للِْمُتاقِيَن  (1)الم   
 
 

                                                                                                                                                                      
30

Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 88. 

31
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 543. 

32
Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 49. 

33
Ah{mad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, h. 1187. 

34
Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 283. 
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Terjemahnya: 
‚Alif La>m Mi>m. Kitab (al-Qur’a>n) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk 
bagi mereka yang beriman‛. (QS. al-Ba>qarah/2: 1-2)

35
 

Kata  ْةُ ابَ تَ كِ ال  juga digunakan untuk menggambarkan ketetapan atau takdir.
36

 

Allah berfirman: 

ُ لََْغْلِبََا أنَََ وَرُسُلِي إِنا اللَّاَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ (21)  كَتَبَ اللَّا
Terjemahnya: 

‚Allah telah menetapkan, Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang‛. (QS. al-
Muja>dilah/58: 21)

37
 

 
 

Allah juga berfirman: 

ُ لنََا …(51)  قُلْ لَنْ يُصِيبَ نَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّا
Terjemahnya: 

‚Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah 
ditetapkan Allah untuk kami‛. (QS. at-Taubah/9: 51)

38
 

 

ُ عَلَيْهِمُ الَْْلًَءَ …(3)  وَلَوْلََّ أنَْ كَتَبَ اللَّا
Terjemahnya: 

‚dan sekiranya tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap 
mereka‛. (QS. al-Hasyr/59: 3)

39
 

Maksudnya adalah kalau saja Allah tidak mewajibkan mereka supaya 

meninggalkan tempat tinggal mereka. Kata  ْةُ ابَ تَ كِ ال  dalam ayat diatas digunakan untuk 

menggambarkan ketentuan yang sudah berlaku dan sudah menjadi keputusan yang 

telah ditetapkan oleh Allah swt.
40

 

 

 

                                                           
35

Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 2 

 
36

Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n,  penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc.,h. 284. 

37
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 544. 

38
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 195. 

39
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 545. 

40
Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 286. 
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لٌ جَ أَ   .5  

.yang berarti batas waktu آجَالٌ  jamaknya ialah الََّجَلُ 
41

 

لٌ جَ أَ   (ajalun) yaitu masa yang telah ditetapkan terhadap sesuatu.
42

 

Allah berfirman: 

ى…(67) لُغُوا أَجَلًً مُسَمًّ  …وَلتَِ ب ْ
Terjemahnya: 

‚Agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan‛. (QS. al-
Gha>fir/40: 67)

43
 

Biasanya ada yang mengatakan  َلٌ جا ؤَ مُ  وُ نُ ي ْ د  (hutangnya ditangguhkan).  َوُ تُ لْ جا أَ دْ ق , 

yakni saya telah memberinya jangka waktu. Masa yang telah ditetapkan untuk 

kehidupan manusia juga dinamakan sebagai ajal. Ada juga yang mengatakan sebagai 

batas usia.
44

 

Firman Allah: 

ى عِنْدَهُ …(2)  …ثُُا قَضَى أَجَلًً وَأَجَلٌ مُسَمًّ
Terjemahnya: 

‚Kemudian Dia (Allah) menetapkan ajal (kematianmu) dan batas waktu 
tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya‛. (QS. al-An’a>m/6: 2)

45
 

Maksud dari ajal yang pertama adalah masa menetap di dunia, sedangkan ajal 

yang kedua adalah masa menetap di akhirat. Ada juga yang berpendapat bahwa yang 

pertama adalah masa menetap di dunia, sedangkan yang kedua adalah masa antara 

kematian sampai dibangkitkan kembali. Ada juga yang berpendapat bahwa yang 

                                                           
41

Ah{mad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (edisi II, Surabaya: 

Pustaka Progresif,1997M), h. 10. 

42
Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 32 

43
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 475. 

44
Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 32. 

45
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 128. 



30 
 

 
 

pertama adalah masa untuk tidur, sedangkan yang kedua adalah masa untuk 

kematian.
46

 

 

Firman Allah: 

ُ يَ تَ وَفا الْْنَْ فُسَ حِيَن مَوْتِِاَ وَالاتِِ لمَْ تََُتْ فِ مَنَامِهَا…(42)  اللَّا
Terjemahnya: 

‚Allah memegang nyawa (seseorang) pada saat kematiannya dan nyawa 
(seseorang) yang belum mati ketika dia tidur‛. (QS. az-Zumar/39: 42)

47
 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud dari keduanya adalah ajal untuk 

kematian. Sehingga diantara manusia ada yang ajalnya datang secara mendadak , 

seperti terkena sabetan pedang, terbakar, tenggelam dan setiap hal yang tidak 

menyenangkan lainnya yang mengakibatkan putusnya kehidupan (kematian). Dan 

diantara mereka juga ada yang sehat dan terlindungi sampai kematian mendatangi 

mereka. Kata  ْْلُ جِ ا  (ditangguhkan) merupakan lawan dari  ْلُ اجِ عَ ال  (yang disegerakan). 

لُ جَ الَْْ   merupakan jinayah (tindak kriminal) yang ditakutkan dimasa mendatang. 

Setiap ajal pasti suatu tindakan kriminal, akan tetapi tidak semua tindakan kriminal 

disebut ajal.
48 

بٌ وْ ث َ   .6  
.yang berarti pakaian ثيَِابٌ  jamaknya ialah اث اوْبُ 

49
 

Makna asli dari kata  بُ وْ الث ا  adalah kembalinya sesuatu pada kondisi semula 

atau pada suatu kondisi yang telah ditentukan dan dituju oleh suatu ide (pemikiran), 

                                                           
46

Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc.,h. 33 

47
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 463. 

48
Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 33-34. 

49
Ah{mad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, h. 159. 
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yaitu kondisi yang di isyaratkan oleh perkataan orang Arab  َلِ مَ عَ الْ رُ ِِ آ ةِ رَ كْ فِ الْ  لُ وا ا  

(permulaan dari ide adalah akhir dari pekerjaan). 

 Diantara contoh penggunaan kata  بُ وْ الث ا  untuk makna kembali pada kondisi 

semula adalah perkataan orang arab  َهِ ارِ  دَ لَ إِ  نٌ لًَ فُ  بَ ث  (fula>n kembali kembali 

kerumahnya) dan tempat mengambil air pada mulut sumur dinamakan dengan  َةٌ ابَ ثَ م  . 

kemudian diantara contoh penggunaan kata  بُ وْ الث ا  untuk makna kembali terhadap 

kondisi yang telah ditentukan dan dituju oleh suatu ide adalah kata  بُ وْ الث ا  (baju). Baju 

dinamakan dengan  بُ وْ الث ا  karena kembalinya pintalan pada kondisi yang telah 

ditentukan untuknya. Begitu juga dengan  َ لِ مَ عَ الْ  ابُ وَ ث  (ganjaran suatu perbuatan). Dan 

bentuk jamak dari kata  بُ وْ الث ا  adalah  َابُ وَ ث ْ أ  dan  ِابٌ يَ ث .
50

 

Firman Allah: 

رْ (4)  وَثيَِابَكَ فَطَهِّ
Terjemahnya: 

‚Dan bersihkanlah pakaianmu‛. (QS. al-Muddas\s\ir/74: 4)
51

 

Diartikan dengan membersihkan pakaian. Ada juga yang mengatakan bahwa 

kata  ِابٌ يَ ث  disana merupakan kinayah terhadap jiwa. Kata  ٌالث اوَاب juga adalah sesuatu 

yang kembali kepada manusia sebagai balasan atas perbuatannya. Maka penamaan 

balasan dengan kata  َ ابٌ وَ ث  , dikarenakan untuk menggambarkan bahwa balasan adalah 

perbuatan itu sendiri.
52 

Firman Allah: 

(145)… هَاوَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ  رةَِ نُ ؤْتوِِ مِن ْ ِِ هَا وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ اْْ نْ يَا نُ ؤْتوِِ مِن ْ الدُّ … 

 
 

                                                           
50

Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc.,h. 349. 

51
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 575. 

52
Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 350. 
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Terjemahnya: 
‚Barangsiapa menginginkan (pahala) dunia, maka dia akan mendapatkannya 
dan barangsiapa menginginkan (pahala) akhirat, maka dia akan 
mendapatkannya‛. (QS. A>li-Imra>n/3: 145)

53
 

Adapun kata  ِْةُ بَ ثَ ال  digunakan terhadap hal yang disukai.
54

 

Allah berfirman: 

ُ بِاَ قاَلُوا جَنااتٍ تََْريِ مِنْ تََْتِهَا الْْنَْ هَارُ …(85)  فأََثَبَ هُمُ اللَّا
 
 
Terjemahnya: 

‚maka Allah memberikan mereka pahala terhadap perkataan yang mereka 
ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai‛. (QS. al-Ma>idah/5: 85)

55
 

Adapun kata  ِةٌ بَ ثَ إ  juga dikatakan terhadap hal yang tidak disukai.
56

 

Firman Allah: 

(153)… ا  بغَِمٍّ فأََثَبَكُمْ غَمًّ … 
Terjemahnya: 

‚Karena itu Allah menimpakan padamu kesedihan diatas kesedihan‛. (QS. 
A>li-Imra>n/3: 153)

57
 

Kata  بُ وْ الث ا  dapat dikatakan untuk balasan kebaikan maupun kejelekan. 

 

نََ دَ   .7  

نْ يَا .yang berarti dunia دُنً  jamak dari الدُّ
58

 

 artinya dekat, baik dalam bentuk fisik ataupun secara sifat. Kata ini  وُّ ن ُ الدُّ 

dapat digunakan pada tempat, waktu dan kedudukan.
59
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Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 68. 

54
Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, h. 351. 

55
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 122. 

56
Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 352. 

57
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 69. 

58
Ah{mad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, h. 426. 

59
Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 752. 
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Allah berfirman: 

 ثُُا دَنََ فَ تَدَلا (8)
Terjemahnya: 

‚Kemudian ia mendekat dan bertambah dekat‛. (QS. al-Najm/53: 8)
60

 

Ini kedekatan secara emosional atau lahiriyah. Dan terkadang kata  َْْنَ دْ ال  

diartikan untuk sesuatu yang lebih kecil yang lawannya adalah sesuatu yang lebih 

besar.
61

 

Firman Allah: 

 …وَلََّ أدَْنَ مِنْ ذَلِكَ وَلََّ أَكْثَ رَ …(7)
Terjemahnya: 

‚Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau 
lebih‛. (QS. al-Muja>dilah/58: 7)

62
 

Terkadang kata  َْْنَ دْ ال  juga diartikan untuk sesuatu yang hina, maka lawannya 

adalah sesuatu yang baik.
63

 

Firman Allah: 

(61) رٌ أتََسْتَ بْدِلُونَ الاذِي ىُوَ أدَْنَ بًِلاذِي ىُوَ  ي ْ َِ... … 

Terjemahnya: 
‚Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai pengganti yang lebih 
baik‛. (QS. al-Ba>qarah/2: 61)

64
 

Terkadang juga kata  َْْنَ دْ ال  juga diartikan untuk sesuatu yang pertama, maka 

lawannya adalah sesuatu yang kedua atau terakhir.
65

 

Firman Allah: 
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Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 526. 

61
Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 753. 

62
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 543. 

63
Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc., h. 753. 

64
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 9. 

65
Ar-Raghib al-Ashfahani, Terjemah al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n, penerjemah: Ahmad 

Zaini Dahlan, Lc.,h. 753. 
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(11) رةَ ِِ نْ يَا وَاْْ سِرَ الدُّ َِ... ... 

 
Terjemahnya: 

‚ia rugi didunia dan diakhirat‛. (QS. al-Hajj/22: 11)
66

 

 

Jamak dari kata  ُّايَ ن ْ الد  adalah  ُّنَ الد  
67

 

Firman Allah : 

(108) هَادَة ...ذَلِكَ أدَْنَ أَنْ يََتْوُا بًِلشا  
Terjemahnya: 

‚Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi) mengemukakan 
persaksiannya‛. (QS. al-Ma>idah/5: 108)

68
 

Maksudnya yaitu lebih dekat kepada diri mereka sendiri untuk mendapatkan 

keadilan dalam mengemukakan persaksian. Kalimat  َسُ رَ فَ الْ  تِ نَ دْ أ  artinya kuda itu telah 

dekat masa untuk melahirkan dan dikhususkannya kata  ءُ نِ الدا  dengan arti kehinaan, 

sebagai persamaan dari kata  ءُ يِّ السا  . dikatakan  َءٌ نِ د  artinya kehinaan yang jelas.
69

 

 

رٌ ِِ آ  .8  

رةَُ  ِِ .yang berarti akhirat الدَرُ البَ قَاءِ  semakna dengan اْ
70

 

رٌ ِِ آ  lawan dari kata  َْْلُ وا ال  (pertama), sedangkan رُ ِِ آ  (yang lain) merupakan 

lawan dari kata   ْدُ احِ وَ ال  (satu). Kata  ةُ رَ ِِ اْْ  ارُ الدا  digunakan untuk mengungkapkan arti 

kebangkitan yang kedua. Sebagaimana kata  ايَ ن ْ الدُّ  ارُ الدا  digunakan untuk 

mengungkapkan kebangkitan yang pertama.
71
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Firman Allah: 

 

(64) رةََ لََِيَ الْيََ وَانُ ... ِِ ارَ اْْ ...وَإِنا الدا  
 
Terjemahnya: 

‚Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya‛. (QS. 
al-Ankabu>t/29: 64)

72
 

 

Firman Allah: 

(32) قُونَ  رٌ للِاذِينَ يَ ت ا ي ْ َِ رةَُ  ِِ ارُ اْْ ...وَللَدا … 
 
 
Terjemahnya: 

‚sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang 
bertakwa‛. (QS. al-An’a>m/6: 32)

73
 

Kata  ارُ الدا  terkadang disifati oleh kata   ْْةُ رَ ِِ ا dan terkadang disandarkan 

kepadanya.
74

 

 

اءٌ زَ جَ   .9  

.yang bermakna bagian الْزُْءُ  bentuk jamak dari اَجْزاَءٌ 
75

 

اءُ زَ الَْْ   juga bermakna cukup dan tidak membutuhkan.
76

 

Allah berfirman: 

(48) ئًا ...تََْزيِ نَ فْسٌ عَنْ نَ فْسٍ شَي ْ ... 

Terjemahnya: 
‚Seseorang tidak dapat membela orang lain‛. (QS. al-Ba>qarah/2: 48)

77
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اءُ زَ الَْْ   juga bisa berarti balasan yang cukup, apabila baik maka balasannya baik 

dan apabila buruk, maka balasannya buruk. Dikatakan  َاذَ كَ ا بِ ذَ كَ   وُ تُ ي ْ زَ ج  (saya 

membalasnya dengan itu).
78

 

Allah berfirman: 

(76) ىوَ  ذَلِكَ جَزاَءُ مَنْ تَ زكَا … 

Terjemahnya: 
‚Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri)‛. (QS. Tha>ha>/20: 76)

79
 

Adapun kata  َْْةُ يَ زْ ال  adalah pajak yang diambil dari kafir z{immi, penamaan 

demikian dikarenakan sebagai balasan atas terjaganya darah mereka (dari 

diperangi).
80

 

Firman Allah: 

 …حَتَّا يُ عْطوُا الِْْزْيةََ عَنْ يَدٍ وَىُمْ صَاغِرُونَ (29)

Terjemahnya: 
‚Hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka 
dalam keadaan tunduk‛. (QS. al-Taubah/9: 29)

81
 

Dikatakan pula  َنٌ لًَ فُ  كَ يْ ازِ ج  (fula>n telah mencukupimu),  َاذَ كَ بِ  وُ تُ ي ْ زَ ج  (saya telah 

memberinya upah/balasan dengan itu),  َوُ تُ ي ْ زَ ج  (saya telah memberinya penghargaan). 

Akan tetapi didalam al-Qur’a>n yang ada hanyalah redaksi menggunakan kata  َىازَ ج  

hal itu dikarenakan  َُةٌ ازَ م  (bentuk masdar dari  َىازَ ج ) satu makna dengan  ُةٌ أَ افَ كَ م , yang 

saling membalas diantara dua orang.  ٌمُكَافأَة (muka>fa’atun) adalah membalas nikmat 

dengan nikmat yang sesuai dengannya. Sedangkan nikmat Allah tidaklah demikian 
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(karena tidak ada yang sebanding dengan nikmat Allah). Oleh karena itu, kata  ُةٌ أَ افَ كَ م  

tidak digunakan apabila berkaitan dengan Allah.
82

 

 

رَ كَ شَ   .10  
.yang berarti berterima kasih شَكَرَ, شُكْراً وَشُكُورً وَشُكْراَنًَ 

83
 

Kata  ُّرُ كْ الش  (al-syukru) artinya adalah menggambarkan serta menampakkan 

nikmat. Ada yang berpendapat bahwa kata  ُّرُ كْ الش  merupakan perubahan bentuk dari 

رُ شْ كَ الْ   (al-kasyru) yang artinya adalah menyingkap, sedangkan lawan katanya adalah 

رُ فْ كُ الْ   (al-kufru) yaitu menutupi nikmat. 

 Dikatakan  َرٌ وْ كُ شَ  ةٌ ابا د  (da>bbatun syaku>run) yakni unta yang memperlihatkan 

kegemukannya agar dipandang oleh pemiliknya. Ada juga yang berpendapat bahwa, 

aslinya diambil dari ucapan  َىرَ كْ شَ  يْنٌ ع  (‘aynun syakra) yaitu sumber air yang penuh. 

Maka apabila didasarkan pada pendapat ini, makna dari kata  ُّرُ كْ الش  (al-syukru) 

adalah penuh (dalam artian terus-menerus) dengan menyebut orang yang memberi 

nikmat.
84

 

Allah berfirman: 

(13) ...اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً ... 

Terjemahnya: 
‚Bekerjalah wahai keluarga Da>ud untuk bersyukur (kepada Allah)‛. (QS. 

Saba’/34: 13)
85

 

Ada ulama yang berpendapat bahwa kata  ُارً كْ ش  (syukra>n) dibaca nas}ab karena 

berposisi sebagai tamyi>z (kata keterangan yang berfungsi untuk membedakan) dan 
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maknanya kerjakanlah apa yang sedang kalian kerjakan sebagai rasa syukur kepada 

Allah swt. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa, ia dibaca nas}ab karena 

berposisi sebagai maf’ul (objek) dari kata  ِاوْ لُ مَ عْ ا  (i’malu>). Disini Allah menggunakan 

redaksi  ِاوْ لُ مَ عْ ا  (kerjakanlah), bukan  ُوْ رُ كُ شْ ا  (usykuru>) bersyukurlah kalian. Tujuannya 

adalah untuk memperingatkan mereka agar selalu bersyukur.
86

 

Allah berfirman: 

(14) ...اشْكُرْ لِ وَلِوَالِدَيْكَ  ... 

Terjemahnya: 
‚Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu‛. (QS. Lukma>n/31: 

14)
87

 
 

Adapun ketika Allah swt. Disifati dengan  ُّرُ كْ الش  (al-syukru), seperti pada 

firman Allah swt. 

ُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17)  …وَاللَّا

Terjemahnya: 
‚Dan Allah maha mensyukuri, Maha penyantun‛. (QS.al-Tagha>bun/64: 17)

88
 

Maksudnya adalah memberi nikmat kepada hamba-hamba-Nya, serta 

memberikan balasan sesuai dengan ibadah yang telah mereka lakukan.
89

 

 

C. Munasabah Ayat 

نْ يَا نُ ؤْتوِِ  لًً وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ هَا وَمَنْ يرُدِْ وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أَنْ تََوُتَ إِلَّا بِِِذْنِ اللَّاِ كِتَابًً مُؤَجا مِن ْ
اكِريِنَ  هَا وَسَنَجْزيِ الشا رةَِ نُ ؤْتوِِ مِن ْ ِِ (145)ثَ وَابَ اْْ  

Terjemahnya:  
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‚Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, 
sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa 
menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) 
itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) 
kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada 
orang-orang yang bersyukur‛. (QS. A>li-‘Imra>n/3: 145)

90
 

Pada ayat ini tidak memiliki Asba>b al-Nuzu>l secara pasti. Akan tetapi, ayat 

ini memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya. Yaitu pada surah A>li Imra>n/3 ayat 

144 dan 146 : 

تُمْ عَلَى أَعْقَابِكُ  لَتْ مِنْ قَ بْلِوِ الرُّسُلُ أفَإَِنْ مَاتَ أوَْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ َِ دٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ  مْ وَمَنْ وَمَا مَُُما
اكِريِنَ  ُ الشا ئًا وَسَيَجْزيِ اللَّا َ شَي ْ قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْوِ فَ لَنْ يَضُرا اللَّا (144)يَ ن ْ  

 
Terjemahnya : 

‚Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa 
Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik kebelakang 
(murtad) ? Barangsiapa berbalik kebelakang, maka ia tidak akan merugikan 
Allah sedikitpun. Allah akan berikan balasan kepada orang yang bersyukur‛. 
(QS. A>li ‘Imra>n/3: 144)

91
 

Ayat ini masih merupakan kecaman terhadap sebagian besar kaum muslimin 

yang terlibat dalam perang Uhud, ketika para pemanah meninggalkan pos 

dikarenakan terdorong untuk mendapatkan harta rampasan perang. Kaum musyrikin 

dibawah pimpinan Khalid Ibn Walid yang ketika itu belum memeluk Islam, 

mengambil kesempatan tersebut untuk mengatur barisannya dan menyerang balik 

kaum muslimin. Akibatnya, terjadi kekacauan dan ketika itu muncul isu bahwa nabi 

Muhammad saw. Telah gugur. Mendengar isu tersebut, pasukan kaum muslimin 

yang memang telah kacau menjadi makin bertambah kacau dan sebagian besar dari 

mereka meninggalkan medan tempur
92
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Dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika para sahabat terpisah dari 

Rasulullah saw. Pada perang Uhud, Umar naik ke gunung dan mendengar Yahudi 

berteriak ‚Muhammad telah terbunuh‛. Kemudian Umar berkata, tidak akan 

kubiarkan orang berkata Muhammad terbunuh, pasti akan kupenggal lehernya.
93

 

Menurut al-Biqa>’i sebagaimana yang dikutip M. Quraish Shihab bahwa ayat 

145 dengan ayat 144 dengan berkata bahwa kematian pimpinan pendukung-

pendukung suatu agama tidak wajar dijadikan sebab untuk mengelak dari 

pertempuran dan meninggalkan medannya, kecuali jika kematian itu terjadi tanpa 

izin Tuhan, pemilik agama itu.  

Disisi lain, meninggalkan medan perang tidak aka nada manfaatnya kecuali 

jika itu menjadi sebab keselamatan. Kalau tidak demikian, dalam arti kalau 

kematiannya tidak dapat terjadi kecualli atas izinNya dan lari dari medan perang 

tidak menjadi sebab panjang atau pendeknya usia, apa yang dilakukan oleh sebagian 

peserta perang Uhud adalah sesuatu yang sangat tidak pada tempatnya. Inilah pesan 

yang dikandung oleh ayat ini, yakni sesuatu yang bernyawa makhluk apapun ia, 

setinggi apapun kedudukan dan kemampuannya tidak akan mati dengan satu dan 

lain sebab melainkan dengan izin Allah, yang memerintahkan kepada malaikat maut 

untuk mencabut nyawanya, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya 

sehingga tidak akan bertambah usia itu dengan lari dari peperangan, tidak juga 

berkurang bila bertahan dan melanjutkan perjuangan.
94

 

مَا وَىَنُوا لِمَا أَصَابَ هُمْ فِ سَبِيلِ اللَّاِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانوُا وكََأيَِّنْ مِنْ نَبٍِّ قاَتَلَ مَعَوُ ربِيُِّّونَ كَثِيٌْ فَ 
بُّ الصاابِريِنَ  ُ يُُِ (146)وَاللَّا  
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Terjemahnya: 
‚Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari 
pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak (menjadi) lemah kerena bencana 
yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak (pula) 
menyerah (kepada musuh). Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar‛. 
(QS. A>li ‘Imra>n/3: 146)

95
 

Ayat ini masih merupakan lanjutan kecaman. Kali ini dengan 

membandingkan keadaan mereka dengan umat-umat yang lalu. Dan berapa banyak, 

yakni banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari 

pengikutnya yang bertakwa yang juga luka dan terbunuh sebagaimana yang kamu 

alami, wahai kaum muslimin di Uhud, tetapi mereka tidak menjadi lemah karena 

bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, seperti luka atau pembunuhan rekan-

rekan seperjuangan mereka dan tidak lesu, yakni menjadi lemah mental mereka dan 

tidak pula mereka menyerah kepada musuh atau berusaha meminta perlindungan 

kepada mereka  sebagaimana usul sebagian yang lemah imannya setelah malapetaka 

di Uhud yang mengusulkan agar meminta perlindungan kepada tokoh musyrik (Abu> 

Sufyan) ketika itu. Dan Allah menyukai, yakni mendukung dan memberi anugerah 

kepada orang-orang yang sabar, yakni tabah dalam melaksanakan kewajiban dan 

menerima ujian menghadapi musuh.
96

 

Ketiga ayat diatas memiliki hubungan (muna>sabah ayat) yang menceritakan 

kaum muslimin di perang Uhud, sebagian dari mereka ada yang meninggalkan 

medan perang dikarenakan terdorong untuk mendapatkan harta rampasan perang 

atau menginginkan dunia dan dikarenakan mendapatkan isu bahwa nabi Muhammad 

saw. Telah terbunuh. Begitu pula sebagian dari kaum muslimin ada yang bertahan 

dikarenakan iman mereka kepada Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang 

yang sabar dan bersyukur kepada Allah swt. 

                                                           
95

Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 68. 
96

M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Vol.2, 

Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 289-290. 



42 
 

 
 

 

D. Penafsiran QS. A>li-‘Imra>n/3: 145 

نْ يَا ن ُ  لًً وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ رةَِ وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أَنْ تََوُتَ إِلَّا بِِِذْنِ اللَّاِ كِتَابًً مُؤَجا ِِ هَا وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ اْْ ؤْتوِِ مِن ْ
اكِريِنَ  هَا وَسَنَجْزيِ الشا (145)نُ ؤْتوِِ مِن ْ  

Terjemahnya : 
‚Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, 
sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa 
menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) 
itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) 
kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada 
orang-orang yang bersyukur‛. (QS. A>li-‘Imra>n/3: 145)

97
 

Firman Allah: ‚wa ma> ka>na‛ dari segi bahasa pada mulanya berarti tidak 

wajar. Ketika kata itu dikaitkan dengan kematian satu jiwa linafsin an tamu>t, 

terjemahannya secara harfiah adalah ‚tidak wajar satu jiwa mati..‛ redaksi ini 

menimbulkan pertanyaan karena jika anda berkata: ‚tidak wajar yang ini‛, akan 

timbul pertanyaan, ‚apa yang wajar?‛ dan ketika itu terkesan adanya pilihan, sekali 

lagi timbul pertanyaan: ‚apakah ada yang wajar atau tidak wajar untuk menentukan 

datangnya kematian ? adakah pilihan seseorang bagi seseorang menyangkut 

kematian ?‛ tentu saja jawabnya: ‚tidak ada!‛ jika demikian, mengapa redaksi ayat 

itu berbunyi seperti itu? Syaikh Mutawwalli asy-Sya’ra>wi memberi jawaban sebagai 

berikut: ‚seandainya ada seseorang yang akan membunuh dirinya, ada dia tidak akan 

mati walau usahanya tidak maksimal, kecuali sudah izin Allah kepada malaikat maut 

untuk mencabut nyawanya. Kalau yang mau membunuh diri saja tidak akan mati 

kecuali seizinNya. Lebih-lebih mereka yang memelihara dirinya. Hal tersebut 

demikian karena ajal telah ditentukan Allah. Dengan demikian, tidak wajar 

seseorang menghindar dari peperangan karena takut mati.
98
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Firman Allah: ‚Kita>ban Mu‘ajjala‛ artinya Allah menetapkan hal tersebut 

disertai dengan ajal yang tidak akan berubah. Hal tersebut telah diatur oleh Allah 

yang tidak akan terlambat atau terlalu cepat. Banyak orang melibatkan diri dalam 

urusan sebab-sebab kematian dengan melibatkan diri dalam peperangan atau 

melibatkan diri ketengah-tengah wabah penyakit menular atau melibatkan diri 

kedalam berbagai bencana alam. Sekalipun demikian, mereka tidak terkena bahaya 

atau penyakit. Terkadang orang yang berani dalam peperangan justru selamat, 

sedang seorang pengecut dan penakut justru mati terbunuh. Penyakit menular 

terkadang menimpa orang muda lagi kuat, tetapi tidak mengenai seorang lemah lagi 

kurus. Bencana alam pun terkadang menimpa orang-orang dewasa yang masih kuat, 

tetapi justru tidak menimpa orang-orang tua dan renta. Masing-masing mempunyai 

ajal dan merupakan takdir yang tidak akan melampaui ajal tersebut. Takdir 

meupakan sunnatulla>h dan tatanan alam semesta ini bertopang padanya, sekalipun 

sebagian manusia tidak mengetahuinya. Bila kematian dan kehidupan berdasarkan 

izin Allah, maka tidak ada alasan manusia menjadi seorang penakut dan pengecut 

dan tidak ada alasan merasa lemah atau tidak berdaya.
99

 

 

(145)… رةَِ نُ ؤْتِ  ِِ هَا وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ اْْ نْ يَا نُ ؤْتوِِ مِن ْ هَاوَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ وِ مِن ْ … 

Terjemahnya: 
‚…Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya 
pahala (dunia) itu dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami 
berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu…‛. (QS. A>li-‘Imra>n/3: 145)

100
 

Dalam ayat ini diberitahukan kunci yang menentukan nilai hidup kita itu 

disebut ‚wa man yuri>d‛  barangsiapa yang menghendaki. ‚Yuri>d‛ berasal dari kata 
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ira>dah, yang berarti kemauan, keinginan, kehendak atau cita-cita dan boleh juga 

disebut dengan tujuan hidup.  

Jika seseorang semata-mata ingin dunia dan dia berjuang untuk itu, niscaya 

akan dia dapat apa yang ada dari dunia, tidak lebih. Ketika dia mau kaya, kekayaan 

akan diberikan. Ingin pangkat, pangkatpun akan diberikan. Ingin kemegahan, 

kebesaran, kedudukan dan sebagainya dalam dunia ini, itupun akan diberikan. Begitu 

pula kalau keinginannya itu lebih tinggi daripada dunia yaitu akhirat, itupun akan 

diberikan pula. Banyak yang dikehendaki dan banyak pula usaha dan perjuangan, 

niscaya banyak pula yang akan didapatkannya.
101

 

Selanjutnya, karena motivasi yang lari dari perang Uhud itu adalah keinginan 

meraih materi dan motivasi yang bertahan melanjutkan perjuangan mengharapkan 

ganjaran ilahi, ditegaskanNya bahwa barangsiapa menghendaki dengan usahanya 

pahala dunia saja dan tanpa menghendaki pahala akhirat, niscaya Kami berikan 

kepadanya sebagian pahala dunia itu, bagi siapa yang Kami kehendaki. Kata 

sebagian dipahami dari kata minha>. Dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, 

maka Kami berikan pula kepadanya pahala akhirat sebagai anugerah dari Kami atas 

upaya menggunakan nikmat yang telah Kami berikan kepadanya sesuai dengan apa 

yang Kami gariskan dan Kami memberi balasan kepada orang-orang yang 

bersyukur.
102

 

Ayat diatas dijelaskan lebih rinci maknanya oleh QS. al-Isra>’/17: 18-19 

Firman Allah swt: 
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لْنَا لَوُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُيِدُ ثُُا جَعَلْنَا لَوُ جَهَنامَ يَصْلًَىَا مَ  ذْمُومًا مَدْحُوراً مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجا
رةََ وَسَعَى لََاَ سَعْيَ هَا وَىُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ كَانَ سَعْيُ هُمْ مَشْكُوراً  (18) ِِ (19)وَمَنْ أرَاَدَ اْْ  

Terjemahnya: 

‚Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami 
segerakan banginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang 
kami kehendaki. Kemudian Kami sediakan baginya (diakhirat) neraka 
jahannam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan 
barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha kearah itu dengan 
sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang 
usahanya dibalas dengan baik‛. (QS. al-Isra>’/17: 18-19)

103 
Ini berarti bahwa sukses duniawi dapat diraih oleh mereka yang tidak 

beriman, tetapi sukses itu tidak terlepas dari kehendak Ilahi juga. Yang telah 

menetapkan sunnah-sunnahNya, yakni hukum-hukum kemasyarakatan yang berlaku 

umum bagi siapapun dalam kehidupan dunia ini. Tetapi, sukses tersebut tidak 

berlanjut hingga hari kemudian.  

Ayat ini bukan berarti bahwa yang menghendaki pahala duniawi tidak akan 

memeroleh pahala ukhrawi jika ia berusaha kearah sana. Cukup banyak ayat yang 

menunjukkan bahwa keduanya dapat diraih oleh seorang muslim selama dia 

berusaha untuk itu. Bukankah dunia ladang untuk akhirat? 

 semakin banyak yang diraih didunia dan digunakan untuk kepentingan 

akhirat, semakin banyak pula ganjaran yang diperoleh di akhirat. Bukankah Allah 

mengajarkan kita agar berdoa meraih h{asanah (kebaikan) di dunia dan h{asanah 

(kebaikan) di akhirat?
104

 

Dalam surah A>li-‘Imran ayat 145 diatas juga terkandung sindiran bagi orang-

orang yang sibuk mengumpulkan Ghanimah dalam perang Uhud, sehingga mereka 

meninggalkan kedudukan strategis yang telah diperintahkan oleh Rasulullah agar 
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jangan ditinggalkan. Seolah sindiran tersebut mengatakan kepada mereka, bahwa 

bila kalian menghendaki pahala Dunia, maka Allah tidak menghalang-halangi kalian 

dan kewajiban kalian tidak lain hanyalah tinggal menempuh jalannya saja.  

Akan tetapi dalam hal ini bukan suatu hal yang dikehendaki oleh Nabi 

Muhammad saw. akan tetapi beliau mengajak kepada hal yang lebih baik dari bagian 

dunia>wi, yaitu pahala Akhirat.
105

 

Orang yang melakukan peperangan mengharapkan keridhaan Allah, akan 

diberi balasan di dunia berupa ‚pertolongan dan kemenangan‛ dan di akhirat diberi 

‚kenikmatan surga‛ mereka diberi sifat kebaikan dan balasan yang agung yang tidak 

dapat dihitung.
106

 

Maksudnya ialah barangsiapa yang perbuatannya dimaksudkan untuk tujuan 

duniawi, maka ia akan memperolehnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan 

Allah swt. Baginya dan di akhirat kelak ia tidak akan mendapatkan apa-apa. 

Barangsiapa yang dengan amalnya ia bermaksud mendapatkan pahala akhirat, maka 

Allah akan memberikannya dan juga memberi bagian dari dunia kepadanya.  

Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan  َاكِريِن  Dan Kami akan‚ وَسَنَجْزيِ الشا

memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur‛
 
. maksudnya ialah, Kami akan 

memberikan karunia dan rahmat di dunia dan di akhirat sesuai dengan rasa syukur 

dan amal mereka.
107

 

Dengan demikian, menurut pendapat beberapa ahli tafsir mengenai pahala 

dunia dan akhirat dalam QS. A>li-‘Imra>n ayat 145, ialah sebagai berikut: 
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Abdul Malik Abdul Karim Amrullah dalam tafsirnya, bahwa ketika seseorang 

semata-mata menghendaki atau mengiginkan dunia dan berjuang untuk kearah itu, 

maka dia akan mendapatkan apa yang ada dari dunia, tidak lebih. Sebaliknya, jika 

dia ingin akhirat, itu juga akan diberikan. 

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, jika seseorang menghendaki pahala dunia 

dengan usahanya, maka akan diberikan kepadanya sebagian dari dunia itu. 

Sebaliknya, jika dia ingin akhirat, Allah akan memberikan balasan sebagaimana 

yang telah digariskan oleh Allah. Yakni memberikan balasan kepada orang-orang 

yang bersyukur. 

Ah{mad Mus{t{afa al-Mara>ghi> dalam tafsirnya, jika seseorang menghendaki 

pahala dunia, maka Allah tidak menghalang-halanginya untuk mendapatkannya. 

Wah{bah az-Zuhaili dalam tafsirnya, seseorang yang mengharapkan ridha 

Allah ketika berperang di jalan Allah, maka dia mendapatkan dua kebahagian. Yakni 

kebahagian di dunia dan di akhirat, kebahagiaan di dunia berupa pertolongan dan 

kemenangan dan kebahagiaan di akhirat di beri kenikmatan surga. 

Ibnu Kas{ir dalam tafsirnya, jika suatu perbuatan dimaksudkan untuk tujuan 

dunia, maka ia akan memperolehnya sesuai dengan ketetapan Allah swt. Begitupun 

sebaliknya, jika suatu amal perbuatan dimaksudkan untuk tujuan akhirat, maka ia 

akan mendapatkan bagian dari dunia itu berupa kebaikan dan akan diberikan karunia 

dan rahmat oleh Allah swt. Baik di dunia maupun di akhirat. 

 Dari kelima ahli tafsir diatas, mempunyai penafsiran yang sama tentang 

surah A>li ‘Imra> ayat 145. 

penulis berpendapat bahwa ketika perbuatan seseorang di maksudkan untuk 

kepentingan dunia, maka ia akan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya itu dan 

ia tidak akan mendapatkan pahala untuk akhirat. Akan tetapi, ketika perbuatan 
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seseorang dimaksudkan untuk tujuan akhirat, maka ia akan memperoleh dua 

kebahagian. Yaitu mendapatkan bagian dari dunia berupa pertolongan dan 

kemenangan, kemudian di akhirat diberikan kenikmatan surga dan balasan yang 

agung sesuai rasa syukur dan amal mereka. 
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BAB IV 

BALASAN DUNIA DAN AKHIRAT MENURUT QS. A>LI-‘IMRA>N/3: 145. 

 

A. Hakikat Balasan Dunia dan Akhirat QS. A>li-‘Imra>n/3: 145 

هَ  نْ يَا نُ ؤْتوِِ مِن ْ لًً وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ ا وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أَنْ تََوُتَ إِلَّا بِِِذْنِ اللَّاِ كِتَابًً مُؤَجا

هَا وَسَنَجْزيِ ا اكِريِنَ الْْخِرةَِ نُ ؤْتوِِ مِن ْ (541) لشا  
Terjemahnya: 
‚Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai 
ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala 
dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan barang siapa 
menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) 
itu, dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur‛. (QS. 
A>li ‘Imra>n/3: 145)

1 

Hakikat balasan dunia dan akhirat sesuai dengan QS. A>li ‘Imra>n ayat 145 

yang penulis bahas ialah kata S|awa>b. 

Kata s\iya>b ( ابيَ ثِ  ) adalah bentuk jamak dari s\aub ( بوْ ث َ  ). Kata s\aub berakar 

berakar pada huruf-huruf s\a>’ ( ءثَ  ), wa>w ( اووَ  ), dan ba>’ ( ءبًَ  ) yang berarti kembali, yakni 

kembalinya sesuatu pada keadaan semula atau pada keadaan yang seharusnya sesuai 

dengan ide pertamanya.
2
  

Kata  َ ابوَ ث  juga berarti ganjaran
3
. sesuatu yang kembali kepada manusia 

sebagai balasan atas perbuatannya.
4
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M. Quraish shihab menjelaskan bahwa ungkapan yang mengatakan, ‚awalnya 

adalah ide dan akhirnya adalah kenyataan,‛ dapat membantu memahami pengertian 

kebahasaan dari kata s\iya>b atau s\aub. Ungkapan ini berarti kenyataan harus 

dikembalikan kepada ide asal, karena kenyataan adalah cerminan dari ide asal. 

Muhammadiyah Amin dalam tulisannya di Ensiklopedia Qur’a>n bahwa al-Ashfaha>ni 

mengemukakan pakaian dinamai s\iya>b atau s\au>b karena ide dasar adanya bahan-

bahan pakaian tersebut adalah agar dipakai. Jika bahan-bahan tersebut setelah 

dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya ia telah kembali pada ide 

dasar keberadaannya. Kata s\iya>b ( ابيَ ثِ  ) didalam al-Qur’a>n disebutkan sebanyak 8 

kali, 3 diantaranya berbicara tentang pakaian dihari kemudian, yakni pada QS. al-

H{ajj/22: 19, QS. al-Kah{fi/18: 31, dan QS. al-Insa>n/76: 21. Didalam ayat-ayat ini 

digambarkan antara lain jenis dan warna pakaian tersebut sehingga memberi kesan 

yang kuat bahwa yang dimaksud adalah pakaian didalam arti ‘sandang’.
5
 

Firman Allah swt: 

ونَ ثيَِابًً أوُلئَِكَ لََمُْ جَنااتُ عَدْنٍ تََْريِ مِنْ تََْتِهِمُ الْْنَْ هَارُ يَُُلاوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَىَبٍ وَيَ لْبَسُ 
رَقٍ مُتاكِئِيَن فِيهَا عَلَى الَْْراَئِكِ نعِْمَ الث اوَابُ  (31)وَحَسُنَتْ مُرْتَ فَقًا  خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَ ب ْ  

Terjemahnya: 
‚Mereka itulah yang memperoleh surga ‘Adn, yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai (dalam surga itu) mereka diberi hiasan gelang emas dan 
mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang 
mereka duduk sambil bersandar diatas dipan-dipan yang indah. (itulah) 
sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah‛. (QS. Al-Kahfi/18: 31)

6
 

Sebagaimana kebiasaan al-Qur’a>n menggandengkan penyebutan sesuatu 

dengan lawannya, ayat ini menyebut sekelumit ganjaran orang-orang beriman. 
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Setelah yang lalu menyebut balasan bagi yang kafir, ayat diatas menyatakan bahwa: 

‚sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan RasulNya dan membuktikan 

keimanan mereka dengan beramal shaleh sesuai dengan tuntunan-tuntunanNya, 

Tentulah Kami sesuai dengan keagungan Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala 

orang-orang yang baik amal-nya. Mereka itulah yang sangat tinggi kedudukannya 

yang buat mereka Kami telah siapkan Surga ‘Adn. Di tempat kediaman mereka itu 

mengalir sungai-sungai di bawahnya, yakni antara pepohonan dan kediaman-

kediaman penghuninya. Disamping itu, disana juga mereka dihiasi dengan gelang-

gelang yang terbuat dari emas dan perak dan mereka memakai pakaian berwarna 

hijau yang terbuat dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil 

bersandar diatas dipan-dipan berbantal dan tirai-tirai yang indah. Itulah sebaik-baik 

pahala dan tempat istirahat yang indah yang menyiapkan segala macam makanan 

dan minuman, maupun selain keduanya.
7
 

Ayat diatas menjelaskan bahwa mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas 

dan pakaian yang terbuat dari sutera. Sementara ulama memahami ayat diatas 

sebagai contoh dari simbol-simbol kemegahan, sebagaimana yang biasa dikenal 

dalam kehidupan duniawi. Dengan demikian, keadaannya di surga nanti tidak harus 

sama persis seperti bunyi teks ayat ini. Begitu juga dengan warna hijau yang 

merupakan warna yang menyejukkan mata dan biasa dijadikan simbol kesuburan 

serta kesucian.
8
 

Al- Mara>ghi> dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mereka mengenakan sutera 

tipis dan tebal yang ditenun dari benang-benang emas. Pakaian ini adalah merupakan 
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pakaian orang-orang mewah di dunia dan merupakan puncak kemewahan bagi orang 

yang sedang merasakan kenikmatan. Disini dipilih warna hijau kerena warna hijau 

dalah warna yang paling mesra dengan mata. Oleh karena itu, Allah menjadikan 

hijau sebagai warna tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan.
9
 

Dalam surga, mereka bersandar pada dipan-dipan yang dihiasi kelambu. Ini 

menunjukkan puncak keenakan dan kenikmatan di akhirat sebagaimana hal itu 

menunjukkan kesenangan dan kenikmatan di dunia. Surga adalah sebaik- baik pahala 

bagi mereka, sesuai dengan amal-amal baik mereka.
10

 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa balasan ialah sesuatu yang 

kembali kepada manusia sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukannya. 

sebagaimana firman Allah swt: 

راً يَ رَهُ ) (8( وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَراةٍ شَرًّا يَ رهَُ )7فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَراةٍ خَي ْ  
Terjemahnya: 

‚Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat z\arrah, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat z\arrah, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya‛. (QS. al-Zalzalah/99: 7-8)
11

 

Setiap balasan yang diterima merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan 

oleh manusia dengan dorongan yang tumbuh dalam hati manusia (niat), ada yang 

langsung diberi di dunia dan ada yang diberi di akhirat. 

Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw. 

دِ بْنِ إِب ْ  ثَ نَا مَالِكٌ، عَنْ يَُْيََ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَُُما ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَ عْنَبٍ، حَدا راَىِيمَ، عَنْ حَدا
ؤمِنيَن أَبي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الَخطاابِ رَضيَ اُلله تعالى عنْوُ قاَلَ:

ُ
عْتُ رَسُولَ  عَلْقَمَةَ بْنِ وَقااصٍ عَنْ أمَِيِر الم سََِ

                                                           
9
Ah{mad Mus{thafa al-Mara>ghi>, Terjemah Tafsi>r Al-Mara>ghi> 4 (Cet. I; Semarang: CV Toha 

Putra Semarang, 1988M), h. 285. 
10

Ah{mad Mus{thafa al-Mara>ghi>, Terjemah Tafsi>r Al-Mara>ghi> 4 (Cet. I; Semarang: CV Toha 

Putra Semarang, 1988M), h. 286. 
11

Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, (Jakarta: Maha Karsa Utama, 

2015M), h. 599. 
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اَ لِكُلِّ امْرئٍِ مَا نَ وَى، فَمَنْ كَانَتْ ىِجْرَتوُُ إِلى اللهِ  اَ الَْعْمَالُ بًِلنِّيااتِ، وَإِنَّا وَرَسُولو فَهِجْرَتوُُ إلى  اِلله يَ قُولُ: إِنَّا
بُ هَا، أوَ امْرأةَ يَ نْكِحُ  .)رواه هَا، فَهِجْرَتوُُ إِلى مَا ىَاجَرَ إِليَْوِ اِلله وَرَسُولو، وَمَنْ كَانَتْ ىِجْرَتوُُ لِدُنْ يَا يُصِي ْ

 12البخاري و مسلم(
Artinya: 

‚Dari Ami>r al-Mu’mini>n Abu> Hafs} ‘Umar Ibn al-Khat}t}a>b radhialla>hu ‘anhu 

berkata, aku telah mendengar Rasulullah saw. Bersabda: bahwasanya segala 

amal perbuatan itu tergantung pada niat dan bagi tiap-tiap orang apa yang ia 

niatkan. Barangsiapa yang niat hijrahnya menuju Allah dan RasulNya, maka 

(pahala) hijrahnya itu menuju Allah dan RasuNya. Barangsiapa yang niat 

hijrahnya karena dunia (harta atau kemegahan dunia), maka nilai hijrahnya 

itu adalah kearah yang ditujunya‛. 
 

(diriwayatkan oleh orang ahli hadits Abu Abdullah Muhammad bin Ismail 

bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, dan Abu Husain 

Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, didalam dua kitab 

mereka yang paling shahih diantara semua kitab-kitab hadits. 

Asba>b al-Wuru>d (sebab datangnya ucapan Rasulullah saw) itu ialah ketika 

Rasulullah saw. Hijrah dari Mekkah ke Madinah yang kemudian diikuti oleh para 

sahabatnya. Ada seorang laki-laki yang turut juga hijrah, tapi niatnya hanyalah 

untuk kawin dengan seseorang wanita bernama Umma Qais yang sudah bertekat 

ikut hijrah. Peristiwa tersebut diketahui orang, lalu ditanyakan kepada Rasulullah 

saw. Apakah dengan motif demikian itu diterima dan berpahala atau tidak. Beliau 

menjawab secara umum seperti hadits tersebut. 

 Menurut hadits diatas, tiap-tiap amal perbuatan harus belandaskan niat dan 

nilai amal dikerjakan itu pada sisi Allah. Bergantung kepada niat orang yang 

mengerjakannya.
13

 

                                                           
12

Muh{}ammad Ibn Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 1 (Cet. I; t.t: Da>r T{auq al-Naja>h, 

1422 H), h. 6. Lihat juga Muslim Ibn al-H{ajja>j al-Naisabu>ri>, S{ah}i>h} Muslim, Juz 3 (Bei>ru>t: Da>r Ih}ya>’ 

al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th), h. 1515. 

13
Ali Ustman, dkk, Hadis\ Qudsi (Cet. X, Bandung: CV Diponegoro, 1990M), h. 277. 
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Niat yang jernih dan baik ialah niat yang bersih dari kotoran-kotoran syirik 

dan riya’. Niat seperti ini menjadikan perbuatan-perbuatan mubah menjadi ketaatan 

dan pelakunya diberi pahala.
14

 

Dengan demikian, balasan ialah merupakan hasil dari perbuatan manusia 

yang diberikan langsung oleh Allah swt. Adapun nilai dari balasan yang diberikan 

oleh Allah itu ialah bergantung pada apa yang diniatkan, kemudian di aplikasikan 

dalam bentuk perbuatan.  

Sesuatu yang Jika di niatkan dan dikerjakan itu untuk kepentingan dunia, 

maka ia akan mendapatkan apa yang ada pada dunia, tidak lebih. sedangkan jika 

yang ia niatkan dan dikerjakan itu untuk kepentingan akhirat, maka ia pun akan 

mendapatkannya. 

 

B. Wujud Balasan Dunia dan Akhirat QS. A>li-‘Imra>n/3: 145 

 

لًً وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أَنْ  هَا وَمَنتََوُتَ إِلَّا بِِِذْنِ اللَّاِ كِتَابًً مُؤَجا يُردِْ ثَ وَابَ الْْخِرةَِ نْ يَا نُ ؤْتوِِ مِن ْ
اكِريِنَ  هَا وَسَنَجْزيِ الشا  (145)نُ ؤْتوِِ مِن ْ

Terjemahnya: 
‚Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, 
sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa 
menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) 
itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) 
kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada 
orang-orang yang bersyukur‛.(QS. A>li-‘Imra>n/3: 145)

15
 

Ayat ini menceritakan keadaan sebagian orang yang pergi berperang yang 

tujuannya berperang sekaligus untuk mendapatkan harta rampasan perang 

                                                           
14

Dr. Abdul Adzim Badawi, Selancar Takwa (Cet. I, Jakarta: Darul Falah, 2002M), h. 118. 
15

Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya (Jakarta: Maha Karsa Utama, 

2015M), h. 68. 
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(ghanimah). Sementara tujuannya dalam mendapatkan harta rampasan perang, maka 

dia tetap akan mendapatkan balasannya. Tetapi jelas akan berbeda dengan orang 

yang sama sekali tidak peduli dengan harta rampasan perang.
16

 

Adapun wujud balasan Dunia dan Akhirat sebagaimana firman Allah swt. 

Dalam QS. A>li-‘Imra>n/3 ayat 145, ialah: 

1. Balasan Dunia 

Salah satu dari balasan atau pahala dunia dalam surah A>li- ‘Imra>n/3 ayat 145 

ialah, Ghani>mah. 

 berasal dari huruf gai>n, nu>n dan mi>m. nu>n asalnya menunjukkan (ganima) غَنِمَ 

satu makna, yaitu sesuatu yang bermanfaat yang sebelumnya tidak dimiliki. 

Kemudian kata ini dikhususkan untuk sesuatu yang diambil dari harta orang-orang 

musyrik dengan cara ditaklukkan dan dikalahkan
17

 

Sedangkan kata ‚ganimah‛ merupakan bentuk masdar dari kata ‚ganama‛, 

yang berarti hata rampasan yang diperoleh dalam peperangan.
18

 

Menurut bahasa, Gani>mah artinya jarahan atau rampasan perang. Yang 

dimaksud adalah harta rampasan yang didapat dengan pertempuran. Harta gani>mah 

meliputi tentara tawanan, perempuan, anak-anak, harta yang dapat dipindahkan dan 

harta yang tidak dapat dipindahkan (tanah, rumah dan sebagainya).
19

 

 

                                                           
16

Ibnu Qudamah al-Maqdisy, Minha>jul Qa>s{idi>n: Mengapai Kebahagiaan Hidup Dunia dan 

Akhirat (Cet. I, Jakarta: Pustaka as-Sunnah 2008M),h. 668. 

17
Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, Mu’jam Maqa>yis al-Lughah, Juz 4 (Beiru>t: 

Da>r al-Fikr, t.th), h. 397. 

18
Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Cet. XVI; Surabaya: 

Pustaka Progresif,1997), h. 1020. 

19
Ahsin W. al-Hafidz, Kamus Ilmu al-Qur’a>n (Cet, I; Jakarta: Amzah, 2005M), h. 82. 
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Kata  َمُ الْغَن  ‚ al-Ganamu‛ artinya adalah kambing.
20

 

Firman Allah swt. 

(146)… حَرامْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَاوَمِنَ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ  … 

Terjemahnya: 
‚Dan Kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba‛. (QS. al-

An’a>m/6: 146)
21

 

Kata ‚al-Ganamu‛ artinya mendapatkan kambing dan memperolehnya, 

kemudian kata tersebut digunakan untuk mengartikan semua yang didapatkan dari 

musuh ataupun selain mereka.
22

 Sebagaimana firman Allah swt. 

اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ …(41)  وَاعْلَمُوا أنَّا

Terjemahnya: 
‚Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan 
perang‛. (QS. al-Anfa>l/8: 41)

23
 

 

(69)… مِاا غَنِمْتُمْ حَلًَلًَّ طيَِّبًافَكُلُوا   

Terjemahnya: 
‚Maka makalanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh 
itu, sebagai makanan yang halal lagi baik‛. (QS. al-Anfa>l/8: 69)

24
 

Kata  ُالْمَغْنَم ‚al-Magnamu‛  artinya apa yang didapat dari harta, jamak dari 

kata  ُِمَغَان ‚magha>nimu‛.
25

 Sebagaimana firman Allah swt. 

 …فَعِنْدَ اللَّاِ مَغَانُِ كَثِيرةٌَ …(94)

Terjemahnya: 

                                                           
20

Ar-Ra>ghib al-As{faha>ni, Kamus al-Qur’a>n (Cet. I;jilid 2, Depok-Jawa Barat: Pustaka 

Khazanah Fawa>’id, 2017M), h. 883. 

21
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya (Jakarta: Maha Karsa Utama, 

2015M), h. 147. 

22
Ar-Ra>ghib al-As{faha>ni, Kamus al-Qur’a>n (Cet. I;jilid 2, Depok-Jawa Barat: Pustaka 

Khazanah Fawa>’id, 2017M), h. 883. 

23
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya (Jakarta: Maha Karsa Utama, 

2015M), h. 182. 

24
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya (Jakarta: Maha Karsa Utama, 

2015M), h. 185. 

25
Ar-Ra>ghib al-As{faha>ni, Kamus al-Qur’a>n (Cet. I;jilid 2, Depok-Jawa Barat: Pustaka 

Khazanah Fawa>’id, 2017M), h. 884. 
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‚Padahal disisi Allah ada harta Yang banyak‛. (QS. al-Nisa>’/4: 94)
26

 

Dengan demikian, Gani>mah ialah harta rampasan perang. Adapun kata ‚al-

Ganamu‛ yang berarti kambing atau mendapatkan kambing dan memperolehnya, 

makna tersebut masih memiliki korelasi dengan harta rampasan perang. Karena 

kambing adalah salah satu binatang yang mahal dan termasuk kedalam harta 

rampasan perang. 

2. Balasan Akhirat 

Adapun pahala akhirat yang disediakan Allah dalam QS. A>li-‘Imra>n/3: 145, 

yakni diberikan kenikmatan surga. 

Surga dalam bahasa Arab ialah جَناة (jannah), dari kata  جَنا (janna). Kata janna 

berasal dari kata  َجَنَن (janana) berarti tertutup, yaitu tidak dapat dijangkau oleh 

panca indra manusia. Dari akar kata inilah pengertiannya berkembang sejalan 

dengan perkembangan konteks pemakaiannya, sehingga terbentuk kata lain. 

Misalnya kata   جَنِيْن (jani>n) diartikan dengan bayi yang masih berada didalam 

kandungan ibunya, diartikan demikian karena bayi tersebut masih tertutup oleh oleh 

perut ibunya. Salah satu juga makhluk ciptaan Allah disebut dengan ‚jin‛ karena 

hakikat dan wujudnya tidak dapat diketahui oleh panca indra manusia. Begitu pula 

dengan seseorang yang gila disebut dengan مََْنُ وْن (majnu>n) dikarenakan akalnya 

tertutup. Dengan demikian, kebun yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan 

sehingga menutupi pandangan manusia dinamai dengan جَناة (jannah). Kata ini 

diartikan dengan ‚surga‛ karena hakikat surga tertutup dari pengetahuan indra dan 

akal manusia, karena disana terdapat hal-hal yang oleh Nabi saw. Diketahui sebagai 
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Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya (Jakarta: Maha Karsa Utama, 

2015M), h. 93. 
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‚tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak 

pernah terjangkau oleh akal pikiran manusia.
27

 

Adapun pahala orang-orang yang berjihad dijalan Allah swt. sebagaimana 

sabda Rasulullah saw. ‚Allah menjamin surga atau pulang ke rumah dengan 

mendapatkan pahala dan ghanimah bagi orang yang berjihad di jalanNya dan tak ada 

yang membuatnya pergi dari rumahnya selain jihad itu.‛ (HR. Bukhari dari Abu 

Hurairah). 

Dalam hadis\ lain, Rasulullah saw. bersabda ‚Di surga ada seratus derajat 

yang Allah siapkan untuk para mujahidin di jalan Allah, jarak antar satu derajat dan 

derajat lain seperti jarak antara langit dan bumi.‛ (HR. Bukhari).
28

 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan balasan dunia yang diberikan oleh 

Allah swt. Dalam QS. A>li ‘Imra>n/3 ayat 145 di atas ialah ghanimah (harta rampasan 

perang) yaitu meliputi: 

1. Emas, perak, perniagaan, alat perang atau baju besi, hewan ternak, dan 

lain sebagainya. 

2. Mendapatkan kemenangan dalam peperangan. 

kemudian yang dimaksud balasan akhirat yang diberikan oleh Allah swt. 

Dalam QS. A>li ‘Imra>n/3 ayat 145 diatas ialah surga dan diberikan pahala jihad 

yakni mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah swt. 

 

 

 

 

                                                           
27

A. Rahman Ritonga, editor Kepala: M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Qur’a >n:Kajian Kosa 

Kata (Jakarta: lentera Hati, 2007), hal. 386-387. 

28
Ilya Ali Ubaid, Ensiklopedia Pahala (Cet, I; Jakarta: Zaman, 2016), hal. 168 
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C. Urgensi Pemberian Balasan Dunia dan Akhirat QS. Ali>-Imra>n/3: 145 

هَ  نْ يَا نُ ؤْتوِِ مِن ْ لًً وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ ا وَمَنْ يرُدِْ وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أَنْ تََوُتَ إِلَّا بِِِذْنِ اللَّاِ كِتَابًً مُؤَجا
اكِريِنَ ) هَا وَسَنَجْزيِ الشا (541ثَ وَابَ الْْخِرةَِ نُ ؤْتوِِ مِن ْ  

 
Terjemahnya: 

‚Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, 
sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa 
menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) 
itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) 
kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada 
orang-orang yang bersyukur‛.(QS. A>li-‘Imra>n/3: 145)

29 
Ayat diatas, yang Allah ingin tekankan ialah  َاكِريِن  Dan Kami‚ وَسَنَجْزيِ الشا

akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur‛. 

Kata syukur adalah bentuk masdar dari kata Kata syakara-yasykuru-syukran-

wa syukra>nan. Secara bahasa, syukur juga berasal dari kata شَكُور ‚syaku>r‛ terambil 

dari kata  َشَكَر ‚syakara‛  yang maknanya pujian atas kebaikan, serta penuhnya 

sesuatu. Kata ini ditemukan dalam al-Qur’a>n sebanyak sepuluh kali, tiga diantaranya 

merupakan sifat Allah swt.
30

 

Imam al-Ghazali mengartikan syaku>r sebagai ‚Dia yang memberi balasan 

banyak terhadap pelaku kebaikan. Dia yang menganugrahkan kenikmatan yang tidak 

terbatas waktunya‛. 
31

 

Pengertian syukur sangatlah komprehensif, mencakup sikap hati, lisan dan 

perbuatan. Allah kuasa untuk memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang 
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Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya (Jakarta: Maha Karsa Utama, 

2015M), h. 68. 

30
 M. Quraish Shihab, editor kepala: M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Qur’a>n:Kajian Kosa 

Kata (Jakarta: lentera Hati, 2007M), hal. 939. 

31
M. Quraish Shihab, editor Kepala: M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Qur’a>n:Kajian Kosa 

Kata (Jakarta: lentera Hati, 2007M), hal. 940. 
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berbuat baik dan Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang 

beramal.
32

 

Syukur kepada Allah swt. manfaatnya akan kembali kepada pelakunya, 

bukan kepada Allah sebagai pemberi nikmat. Kebesaran dan kekuasaan Allah tidak 

akan bertambah lantaran syukur manusia.
33

 

Firman Allah swt. 

اَ يَشْكُرُ لنَِ فْسِوِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنا رَبيِّ غَنٌِِّ كَريٌِم ) (44وَمَنْ شَكَرَ فإَِنَّا … 
Terjemahnya: 
‚Dan barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk 
(kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya 
Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia‛. (QS. al-Naml/27: 40).

34
 

Seperti yang dikatan oleh al-Qurtubi, dengan bersyukur seseorang akan 

memperoleh kesempurnaan, kelestarian dan pertambahan nikmat. Dengan syukur, 

nikmat yang telah ada akan terjaga sebagaimana nikmat yang hilang akan diperoleh 

kembali.
35

 

Semua sistem hukum yang dikenal di dunia memiliki ketentuan-ketentuan 

seperti memberikan penghargaan atau memberikan hukuman kepada orang-orang 

yang menaati hukum atau melanggar hukum. Bila orang mengharapkan penghargaan 

atau pahala dan bila orang takut mendapatkan hukuman, maka harapan dan 

ketakutan tersebut merupakan kekuatan baginya yang dapat membuat dirinya 

senantiasa menaati atau menjalankan hukum-hukum tersebut. Namun jaminan 

bahwa Allah akan memberikan pahala atau hukuman dapat membuat orang untuk 
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Muh}ammad Rasyid Ridha, Tafsi>r al-Mana>r (Beirut: Da>r al- Ma’rifah, t.t.), h. 46. 

33
Abu Abdullah al-Qurtubi, al-Ja>mi’ Li Ah}kam al-Qur’a>n (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), h. 192. 

34
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya (Jakarta: Maha Karsa Utama, 

2015M), h. 380. 

35
Abu Abdullah al-Qurtubi, al-Ja>mi’ Li Ah}kam al-Qur’a>n (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), h. 192. 
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mematuhi hukum atau perintah dan larangan Allah swt, karena setiap orang mukmin 

tahu betul bahwa dirinya akan selamat dan hidup bahagia di dunia dan di akhirat bila 

ia berbuat kebaikan-kebaikan dan mematuhi hukum-hukum atau ketentuan-

ketentuan dari Allah swt.
36

 

Dengan demikian, pemberian dari Allah swt. Ialah merupakan motivasi atau 

penyemangat didalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala 

laranganNya. Allah swt. Memberikan jalan atau pilihan kepada ummatNya untuk 

melakukan amal perbuatan di masa hidupnya, bahkan sekecil apapun perbuatan yang 

dilakukan oleh manusia, pastilah ia akan memperoleh balasan dari Allah swt. 

Dengan mensyukuri apa yang telah Allah berikan, maka sesungguhnya itu 

manfaatnya akan kembali kepada pelakunya sebagai balasan rasa syukur kepada 

Allah swt. Dengan demikian, akan muncul kesadaran bahwa segala sesuatu yang 

didapatkan merupakan hasil dari perbuatan yang telah dilakukan atau dikerjakan. 
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Muhammad Husaini Bahesty dan Jawad Bahonar, Intisari Islam (Cet. I, Jakarta: Lentera, 

2003), h. 489. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan Balasan Dunia dan 

Akhirat, maka dapat di simpulkan bahwa Balasan ialah jawaban atau sambutan atas 

perbuatan yang diberikan kepadanya. Setiap amal perbuatan manusia akan dihisab 

dan dibalas oleh Allah swt. Sesuai dengan jenisnya. Amal yang baikakan dibalas 

dengan ganjaran pahala dan surga, sedangkan amal yang buruk akan dibalas dengan 

dosa dan neraka. 

Manusia yang mengerjakan sesuatu perbuatan untuk mengingin kanbalasan 

dunia, maka Allah tidak menghalang-halanginya untuk mendapatkan atas apa yang 

ia niatkan itu. Demikian pula ketika manusia mengerjakan sesuatu untuk mengingin 

kanbalasan akhirat, maka ia pun akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia 

niatkan itu. 

Berdasarkan penelitian kepustakaan, penulis menemukan makna Balasan di 

dalam al-Qur’a>n memiliki beberapa makna, yaitu kata ajr, jaza>’ dan nas{i>bun. Ketiga 

makna tersebut memiliki arti yang sama, yaitu balasan atau pahala. Akan tetapi 

memiliki penggunaan kata yang berbeda. Seperti kata ajr, kata ini digunakan oleh al-

Qur’a>n sebagai pahala atau balasan yang baik dan tidak pernah ditemukan sebagai 

balasan yang buruk. Kemudian kata jaza>’, kata ini dapat digunakan sebagai balasan 

baik dan balasan buruk. Sedangkan kata nas{i>bun ialah bagian di dalam suatu urusan 

atau hasil yang diperoleh dari apa yang telah dikerjakan. Misalanya, ayat yang 

memerintahkan mempersiapkan bekal untuk dibawa keakhirat nanti, tetapi jangan 

dilupakan bagian nikmat untuk kita di dunia. 
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Dengan demikian, wujud atau bentuk balasan yang diterima seorang hamba dari 

Allah swt. Itu sesuai dengan amalan atau perbuatan yang dilakukan seorang hamba 

tersebut, jika perbuatan itu baik, maka baik pula yang didapatkannya. Akan tetapi 

jika perbuatan itu buruk, maka buruk pula yang didapatkannya.  

 

B. Implikasi 

Skripsi ini bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang 

akademik, begitu pula dalam kajian tafsir tah}li>li> yang merupakan metode yang 

penulis gunakan didalam penulisan karya ilmiah ini. 

Dengan demikian, diharapkan kepada pembaca untuk mengkaji tentang 

balasan dunia dan akhirat didalam al-Qur’a>n lebih mendalam lagi, terutama kepada 

mahasiswa(i) pada jurusan Tafsir Hadis\ prodi Ilmu al-Qur’a>n dan Tafsir, 

dikarenakan penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran ataupun kritikan pada 

skripsi ini dan melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Balasan Dunia 

dan Akhira pada ayat-ayat al-Qur’a>n dan kitab-kitab tafsir lainnya untuk 

meningkatkan kualitas pengetahuan dalam memahami makna Balasan Dunia dan 

Akhirat dalam al-Qur’a>n. 

Perlu ditekankan bahwa setiap motivasi balasan dalam ibadah sebaiknya 

hanya dijadikan tahapan dalam menjalin hubungan spiritual dengan Allah, tidak 

untuk dijadikan tujuan. Sebab, jika motivasi pahala dalam beribadah dijadikan 

sebagai tujuan, itu sama halnya dengan pebisnis yang berfikir untung dan rugi 

dalam berbisnis. Padahal, kebaikan dan kasih sayang Allah mengalir terus-menerus 

sejak detik pertama kita ada hingga kelak di akhir hidup kita. Allah sama skali tak 



64 
 

menuntut dan mempertimbangkan untung dan rugi saat memberikan kebaikan-

kebaikan serta kasih sayangNya kepada manusia. Dan sebagai manusia, 

seharusnyalah kita mensyukuri nikmat dari Allah swt. 
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