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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Konsonan 

Huruf-huruf bahasa arab ditransliterasikan ke dalam bahasa latin 

sebagai berikut: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Kh dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zal Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ
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 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye م

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

diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (’). 

B. Vokal 

1 Contoh Vokal Tunggal atau Monoftong 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اَ 

 Kasrah I I اَ 

 ḍammah U U اَ 

2 Contoh Vokal Rangkap atau Diftong 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya Ai a dan i ئَيْ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ئػَوْ 

Contoh: 

 kaifa : كَي فَْ

ؿَْهَوْ   : haula 
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C. Maddah 

Maddah atau vocal yang panjang lambangnya berupa huruf dan 

harakat, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ...ْاَْ|ْ...ْمَْ

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ...ْمْ 

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ...ْكْ 

 Contoh: 

 māta : مَاتَْ 

 ramā : رَمَي 

ق ي لْْ : qīla 

 yamūtu : يََ و ت ْ 

D. Tā marbūtah 

Transliterasi tā’ marbūtah di bagi menjadi dua. Pertama, jika 

berharakat fatḥah, kasrah, atau ḍammah maka transliterasinya adalah (t). 

Kedua, jika berharakat sukun maka transliterasinya adalah (h). Ketika ada tā’ 

marbūtah di tengah kalimat maka transliterasinya adalah (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl : رَك ضَة ْالَأط فَاؿْ 
يػ لَة ْ  َد يػ نَة ْالفَض 

 al-madīnah al-faḍīlah : الم

E. Kata Sandang 

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan ال (Alif  lam 

ma’rifah) ditranslterasikan dengan huruf kecil (al-). Jika terletak di awal, 

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

 al-Na r (bukan an-Na r) : النَّار
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 al-Qamar : القَمَر ْ 
  ْ م ي مالتّ   : Al-Tirmiz ī  (terletak di awal) 

F. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tasydid (ّّْ ), dalam 

translitersi ini dilambangkan dengan konsonan ganda atau pengulangan 

huruf, contoh: 
 rabbanā : رَبػَّنَا

 al-Ḥaqq : الَحق ْ 

د كْ عَْ   : ‘Aduwwu 

 Jika huruf لْْ ber-tasydid di akhir kata yang didahului huruf kasrah, 

maka ditransliterasikan menjadi ī , contoh: 

 Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل ي ْ 

 Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Arabiy)‘ : عَرَب  ْ 
G. Lafẓ al-Jalālah 

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya, 

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih, ditransliterasikan tanpa hurf 

hamzah. 

Contoh: 

 dīnullāh : د ي ن ْاللَّّْ 

اللَّّ ْ   billāh : بِ 

H. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subhanahu wa ta’ālā 

saw.   = ṣallalāhu ‘alahi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 
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M   = Masehi 

w.   = Wafat 

HR   = Hadis Riwayat 

QS …/…:  = QS Ibra hī m/14: 5 atau QS al-Falaq/113: 3 

h.   = Halaman 

Cet.   = Cetakan 

t.th.   = Tanpa tahun 

t.tp.   = Tanpa tempat penerbit 

t.p.   = Tanpa penerbit 
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ABSTRAK 

Nama  : Riska Amalia 

NIM  : 30300120008 

Judul  : Makna Kesetaraan dalam QS an-Nūr/24: 26 (Studi Komparatif 

Tafsīr An-Nūr dan Tafsīr Al-Qurṭubī 

Skripsi ini menjelaskan tentang makna kesetaraan dalam Surah An-

Nu r/24:26 melalui studi perbandingan antara Tafsir An-Nu r dan Tafsir Al-

Qurt ubī . Fokus utama pada penelitian ialah menelaah penafsiran T.M Hasbi 

Ash-Shiddieqy dan Al-Qurt ubī  tentang kesetaraan dalam ayat tersebut. Selain 

itu, skripsi ini juga menganalisis bagaimana persamaan dan perbedaan dalam 

penafsiran keduanya terhadap ayat tersebut, dengan tujuan agar memperoleh 

interpretasi secara komprehensif mengenai kesetaraan dalam konteks ayat 

tersebut. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif bersifat library research 

(kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan tafsir dan linguistik.  

Metode yang diaplikasikan adalah metode muqāran, yaitu membandingkan 

Tafsir An-Nu r dan Tafsir Al-Qurt ubī . Data berasal dari sumber primer, 

terutama Al-Qur'an, dan sumber sekunder seperti Tafsir al-ja mi’ al-Ah ka m 

karya Al-Qurt ubī  serta Tafsir al-Nu r karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy. 

Penelitian juga mengandalkan literatur yang sesuai dengan tema. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Tafsir An-Nu r, makna 

kesetaraan mengacu pada pandangan bahwa perempuan yang baik cocok 

untuk laki-laki yang baik, dan sebaliknya. Di sisi lain, dalam Tafsir Al-Qurt ubī , 

makna kesetaraan memiliki dua aspek. Pertama, kesetaraan dalam hubungan 

pasangan, seperti yang dijelaskan dalam Tafsir An-Nu r. Kedua, kesetaraan 

individu, di mana setiap individu akan diperlakukan sesuai dengan dirinyaa, 

baik itu untuk orang baik maupun sebaliknya. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan, kita ketahui bahwa Islam diakui sebagai agama ilahi 

yang diberkahi Allah SWT sebagai panduan utama bagi umat manusia.1. Islam 

merupakan agama yang universal, abadi dan tidak terbatas baik dari segi 

ruang atau waktu. Agama ini berisikan pedoman atau ajaran serta peraturan 

yang mengelola manusia secara totalitas2. Adapun pedoman atau kitab suci 

yang dijadikan sebagai tuntunan dari segala aspek kehidupan ialah al-Qur’an.  

Al-Qur'an, sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi 

Muhammad saw., menjadi arahan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan 

dan mendapat keridhaan-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Kehandalan 

Al-Qur'an sebagai sumber panduan tidak diragukan lagi, karena di dalamnya 

mengandung petunjuk yang tersurat dan tersirat, termasuk dalam ranah ilmu 

pengetahuan yang menjadi penunjang utama dalam menjalankan peran 

sebagai panduan hidup.. Al-Qur'an mengandung pesan-pesan yang dalam, 

memberikan arahan moral dan etika, serta mendorong umat Islam untuk 

mengejar pengetahuan dan merenungkan makna penciptaan Allah dalam 

segala aspek kehidupan. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan panduan 

yang komprehensif yang mencakup dimensi spiritual dan intelektual dalam 

kehidupan sehari-hari3. 

                                                         

1 Eva Iryani, ‘Al- Qur’an Dan Ilmu Pengetahuan’, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari 
Jambi, 17.3 (2017), 70 <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i3.403>. 

2 Ahmad Royani, ‘Kafa ’ah Dalam Perkawinan Islam (Tela’ah Kesederajatan Agama 
Dan Sosial)’, Al-Ahwal, 5.1 (2013), 103-120. 

3 M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an, Cet 1 (Bandung: Mizan, 2014). 
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Al-Qur'an merinci beragam dimensi terkait hubungan antara manusia 

dan Allah swt., yang disebut sebagai hablum minallah, sekaligus menguraikan 

aspek keterkaitan antar sesama manusia, yang dikenal sebagai hablum 

minannas. Penting untuk dicatat bahwa manusia dianggap sebagai mahkluk 

paling sempurna. Dengan diberikannya oleh Allah swt. kepadanya indera 

pendengaran, penglihatan, dan hati untuk mengarungi perjalanan kehidupan. 

Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa manusia memiliki sisi terpuji dan 

tercela secara simultan. Allah swt. memberikan manusia status yang 

istimewa dalam penciptaannya, namun dengan kesadaran bahwa manusia 

juga dapat melakukan tindakan yang dapat dianggap tercela. Oleh karena itu, 

al-Qur'an memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hakikat 

manusia dan interaksi kompleksnya dengan penciptanya dan sesama 

manusia4.  

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa manusia adalah cipataan 

Allah swt. yang terbaik. Keistimewaan manusia ditandai dengan 

dianugerahinya nafsu beserta akal sedangakan ciptaan-Nya yang lain 

dianugrahi nafsu tanpa akal. Hal inilah yang membedakan manusia yang 

kemudian menjadikannya ciptaan yang terbaik daripada yang lain. 

Selain itu, Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa penciptaan 

manusia melibatkan pembentukan kedua jenis kelamin, yakni laki-laki dan 

perempuan, serta memperhatikan keragaman suku, bangsa, dan budaya. 

Keberagaman ini dihadirkan dengan maksud mendorong manusia untuk 

saling memahami satu sama lain. 

                                                         
4Muhammad Chirzin, Kearifan Al-Qur’an (Jakarta: Gramedia Pustaka Ulama, 2000), h. 

1. 
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Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu manusia memiliki 

pasangan yang saling melengkapi, menciptakan kerangka hubungan yang 

harmonis dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, al-Qur'an 

memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas penciptaan 

manusia dan betapa pentingnya saling pengenalan dan kerjasama di antara 

mereka. Adapun Allah swt. menjelaskan bahwa penciptaan manusia memiliki 

prinsip dasar berpasangan, sebagaimana dinyatakan dalam QS az-Zariyat/51: 

49. 

ِ
َ
رُوْن

َّ
ك
َ
ذ
َ
مِْت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
ِل ِ
ن وْجَي ْ

َ
ز اِ
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ءٍِخ ْ ي

َ ِش  لِّ
ُ
كِ  وَمِنْ

Terjemahnya: 

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 
mengingat (kebesaran Allah)5. 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa memiliki perasaan atau 

keterkaitan dengan lawan jenis adalah hal yang alami. Namun, Islam 

menekankan bahwa dalam mengaktualisasikan perasaan tersebut, individu 

tidak bebas mengikuti nalurinya secara sembarangan. Sebaliknya, Islam 

menetapkan adab-adab atau aturan yang harus diikuti dengan tujuan 

menjaga kehormatan dan martabat sesama. Salah satu cara Islam mengatur 

hubungan yang sah adalah melalui pernikahan6. 

Perkawinan atau pernikahan dijelaskan sebagai ikatan perjanjian yang 

sangat mendalam antara suami dan istri, yang lebih dari sekadar kesepakatan 

biasa. Hal ini dipandang sebagai ikatan suci yang disebut sebagai "ِ ا
ً
اق
َ
يْث مِّ

ا
ً
لِيْظ

َ
 dengan tujuan membangun keluarga yang (an؟ miitsa qan ghalī) "غ

didasari oleh kedamaian (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat 

                                                         
5Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 522. 

6Ahmad Royani, "Kafā’ah dalam Perkawinan Islam (Tela’ah Kesederajatan Agama dan 
Sosial )", h. 103. 
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(warahmah). Al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan 

mulia dan merupakan manifestasi dari kebesaran Allah swt., yang 

menciptakan pasangan hidup untuk laki-laki dan perempuan sesuai dengan 

fitrah mereka masing-masing, dengan harapan agar mereka dapat merasakan 

kedamaian dan kebahagiaan dalam hubungan tersebut. Selain itu, Allah swt. 

menciptakan dinamika perasaan cinta dan kasih sayang di antara pasangan 

suami istri7. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS ar-Rum/21: 21. 

ِ
ً
ة
َّ
وَد ِمَّ مْ

ُ
ك
َ
ِبَيْن ِوَجَعَلَ يْهَا

َ
ِاِل ا

ْٓ
وْ
ُ
ن
ُ
سْك

َ
ت
ِّ
ِل وَاجًا

ْ
ز
َ
ِا مْ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ِا نْ ِمِّ مْ

ُ
ك
َ
ِل قَ

َ
ل
َ
ِخ

ْ
ن
َ
ِا يٰتِه

ٰ
ِا وَمِنْ

ِ
َ
رُوْن

َّ
ك
َ
ف
َ
ت وْمٍِيَّ

َ
ق
ِّ
يٰتٍِل

ٰ َ
ِلَ

َ
لِك ِذٰ ْ ي ِ

ِفن
َّ
ِاِۗن

ً
رَحْمَة  وَّ

Terjemahnya: 

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu 
merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta 
dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir8. 

Dalam ajaran Islam, pentingnya bagi calon suami dan calon istri untuk 

memilih pasangan hidup yang tepat sebelum menikah sangat ditekankan. 

Salah satu aspek yang sangat dipertimbangkan dalam memilih pasangan 

adalah keserasian, yang melibatkan berbagai faktor. Konsep keserasian ini, 

yang dikenal sebagai kafa ’ah, merupakan hal yang penting dalam Islam 

meskipun bukan merupakan bagian dari rukun pernikahan. 

Memperhitungkan kesetaraan dalam kafa ’ah ini dianggap krusial karena 

berdampak pada kelangsungan dan keharmonisan pernikahan di masa 

depan. 

Dengan demikian, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, Islam 

memandang penting untuk memastikan bahwa kedua calon pasangan 

                                                         
7Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif 

Hukum Islam", Yudisia 5, no.2 (2014): h. 301. 

8Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya,  h. 406. 
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memiliki kafā’ah, sebagai fondasi yang kokoh dalam membangun ikatan 

pernikahan yang harmonis, dan salah satu kiat untuk menghindari kegagalan 

dalam rumah tangga yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan 

dalam ajaran Islam.9. 

Kesetaraan atau kafa ’ah dalam hukum Islam merujuk pada sepadan, 

keselarasan, atau kesetaraan, terutama dalam konteks pernikahan, di mana 

konsep ini mengindikasikan keseimbangan dan harmoni antara kedua 

pasangan. Dalam konteks Islam, kafa ’ah atau kesetaraan dalam pernikahan 

menunjukkan kesesuaian dan keharmonisan antara kedua belah pihak. 

Konsep ini tersirat dalam QS An-Nu r/24:26 yang menyatakan bahwa 

"Perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik" dan sebaliknya.10. 

Sebagaimana firman-Nya dalam QS an-Nu r /24: 26. 

ِ
َّ
ِلِلط

ُ
بٰت يِّ

َّ
ِوَالط

ِۚ
تِ
ٰ
بِيْث

َ
خ
ْ
ِلِل

َ
وْن

ُ
بِيْث

َ
خ
ْ
ِوَال نَ بِيْثِي ْ

َ
خ
ْ
ِلِل

ُ
ت
ٰ
بِيْث

َ
خ
ْ
ل
َ
ِا

ِۚ
بٰتِ يِّ

َّ
ِلِلط

َ
بُوْن يِّ

َّ
ِوَالط نَ بِي ْ يِّ

رِيْمٌِ
َ
كِ
ٌ
ق
ْ
رِز ِوَّ

ٌ
فِرَة

ْ
غ هُمِْمَّ

َ
ِل
ۗ َ
وْن

ُ
وْل
ُ
يَق اِ ِمِمَّ

َ
ءُوْن َّ ِمُبََ

َ
ك ىِٕ

ٰٰۤ
ول
ُ
 ࣖ ا

Terjemahnya:  

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki 
yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan 
perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki 
yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang 
baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan 
dan rezeki yang mulia11. 

Secara tekstual, ayat di atas menegaskan bahwawasanya jika 

perempuan yang baik cocok untuk laki-laki yang baik, dan sebaliknya, bahwa 

perempuan yang tidak baik tidak cocok untuk laki-laki yang tidak baik. 

                                                         
9Paimat Sholihin, "Kafā’ah dalam Perkawinan Perspektif Empat", SEMJ: Sharia 

Economic Management Business Journal 2, no.1 (2021): h. 1. 

10Fatimah Ummi Fauziah, "Konsep Kafā’ah dalam QS An-Nu r Ayat 26 (Perspektif 
Tafsir Abdul Mustaqim)’, El-Waroqoh 7, no.1 (2023): h. 3. 

11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 352. 
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Dengan demikian, hal ini menunjukkan adanya kesetaraan atau keserasian 

yang dikenal sebagai "kafā’ah".  

 Dilihat pula dari fenomena kebudayaann lokal sebagaimana yang 

terjadi di tengah-tengah kita, dimana sangat kental dan menyakini bahwa 

dalam sebuah pernikahan banyak yang memandang status sosial. Sebagai 

contoh di sebagian besar masyarakat Sulawesi beranggapan jika seorang laki-

laki berketurunan bangsawan (misalnya Andi, Karaeng dan lain-lain) maka ia 

juga harus menikah dengan perempuan yang memiliki garis keturunan yang 

sama. Selain itu juga pada budaya Jawa pun masih kental dengan kecocokan 

dilihat dari perhitungan weton kedua mempelai karena menurut mereka 

karakteristik seseorang dapat dilihat dari pelahiran atau weton12. 

 Berdasarakan fenomena tersebut, peneliti tertarik membahas 

mengenai kafā’ah, apakah kemudian hal tersebut tergolong dalam kategori 

kafā’ah atau tidak dan bagaimanakah sebenarnya kategori-kategori kafā’ah 

tersebut. Selain itu, peneliti juga ingin mengulik perbedaan penafsiran 

tentang kesetaraan atau kafā’ah yang terdapat dalam QS an-Nu r /24: 26. 

Sebagaimana diketahui, praktik penafsiran telah berlangsung sejak 

zaman Nabi Muhammad saw. hingga masa kini, dan akan terus berlanjut di 

masa mendatang 13.Karena itu, wajar bila terdapat variasi penafsiran antara 

satu mufassir dengan mufassir lainnya. Apalagi jika para mufassir tersebut 

berasal dari zaman yang berbeda, seperti Al-Qurt ubī  yang merupakan ulama 

klasik, dan T.M Hasbi Ash-Shiddieqy yang dikenal sebagai ulama modern. 

                                                         
12Amira Fauziah and Wiwin Ainis Rohtih, "Urgensi Kesetaraan Konsep Kafā’ah 

(Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi )", Jurnal Mafhum 14 no.2 (2021), 
h. 26. 

13M.Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 
Kehidupan Bermasyarakat, (Cet. IX; Bandung: Mizan, 1995), h. 54. 
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 Dengan pemahaman tersebut, peneliti akan mencoba mengeksplorasi 

perbedaan antara dua kitab Tafsī r, yaitu Tafsī r An-Nu r karya T.M Hasbi Ash-

Shiddieqy dan Tafsī r Al-Qurt ubī  karya Imam Al-Qurt ubī . Berangkat dari hal 

itu, maka judul yang peneliti ambil ialah “Makna Kesetaraan dalam QS an-

Nūr/24: 26 (Studi Komparatif Tafsīr An-Nūr dan Tafsīr Al-Qurṭubī”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah antara lain: 

1. Bagaimana penafsiran T.M Hasbi Ash-Shiddieqy dan Al-Qurt ubī   

mengenai kesetaraan dalam QS an-Nu r /24: 26 ? 

2. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan penafsiran T.M Hasbi 

Ash-Shiddieqy dan Al-Qurt ubī  dalam QS an-Nu r /24: 26 ? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan  

Judul penelitian ini adalah “Makna Kesetaraan dalam QS an-Nu r/24: 

26 (Studi Komparatif Tafsī r An-Nu r dan Tafsī r Al-Qurt ubī . Untuk memastikan 

pemahaman yang tepat terhadap tujuan yang terkandung dalam judul ini, 

peneliti akan menguraikan beberapa istilah spesifik yang termuat dari judul 

terlebih dahulu. 

1. Makna 

Secara keseluruhan, makna merujuk pada signifikasi atau interpretasi 

yang terkandung dalam suatu kata, yang secara inheren terhubung dengan 

kata-kata lainnya. Maksudnya jika kata “makna” tidak dihubungkan dengan 

sesuatu atau sebuah kejadian atau peristiwa maka kita tidak dapat 

memperoleh makna dari hal tersbut14. Jadi bisa dipahami bahwa makna yang 

                                                         
14https://kbbi.web.id/konsep (31 October 2023). 
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dimaksud tulisan ini ialah arti dari objek penelitian yakni kesetaraan atau 

yang dikenal dalam Islam dengan istilah kafā’ah15 itu sendiri. 

2. Kesetaraan  

Kesetaraan berasal dari akar kata setara atau sama. Dalam sebuah 

hukum pernikahan kesamaan atau keseteraan ini dikenal dengan istilah 

kafā’ah. Secara etimologi, kafā’ah memiliki makna dasar sebagai setara atau 

serupa, sementara kafā’ah atau sekufu’ merujuk pada sederajat, sebanding, 

atau sepadan16. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada konsep 

kesetaraan antara calon suami dan calon istri yang hendak menempuh 

pernikahan. Dengan kata lain, istilah sekufu’ dalam penelitian ini 

mendalamkan pemahaman mengenai kesetaraan, kecocokan dan 

keseimbangan yang diharapkan antara laki-laki dan perempuan yang terlibat 

dalam hubungan pernikahan. 

Kesetaraan atau Kafā’ah dalam pandangan hukum Islam mencakup 

keselarasan atau keseimbangan yang esensial antar suami-istri, termasuk 

aspek-aspek seperti status sosial, moral, dan ekonomi. Prinsip ini bertujuan 

untuk mencegah salah satu pihak merasa terbebani secara berlebihan dalam 

menjalani kehidupan pernikahan. Mayoritas cendekiawan hukum Islam, atau 

jumhur Fuqaha, sepakat bahwa penyeimbangan antara suami dan istri harus 

ditekankan, sehingga dapat menghindarkan timbulnya perasaan malu dalam 

konteks tertentu. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesetaraan yang 

dapat menjaga stabilitas rumah tangga dan tentu saja, menciptakan 

kebahagiaan di dalamnya. Dengan demikian, konsep kafā’ah atau kesetaraan  

                                                         
15https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-makna/ (24 November 2023). 

16A.W Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: 
Pustaka Progresif, 1997), h. 122. 
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menjadi landasan yang sangat penting dalam membangun fondasi yang erat 

dan harmonis bagi keluarga di masa depan17. 

3. Al-Qur’an 

Al-Qur’an yang dimaksud adalah ayat al-Qur’an tentang kesetaran 

pada QS an-Nu r /24: 26. 

Kata "Al-Qur'an" pada dasarnya berasal dari kata "qara'a-qira'atan-

qur'anan". Pada ayat Al-Qiya mah (75): 17-18, kata "qur'anuhu" memiliki 

makna "qira'atahu" (bacaannya), yang berasal dari pola kata "fu'lanun" 

dengan vokal pendek di awal, seperti "ghufran" dan "asy-syukron", sehingga 

maknanya sama, yaitu membacanya. Selanjutnya, disebutkan "al-maqru", 

berbentuk masdar dari sebuah kata kerja yang disebutkan sebelumnya. Kata 

"al-Qur'an" secara khusus merujuk kepada kitab yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad saw., sehingga kata tersebut menjadi istilah khusus. 

Beberapa ulama menyatakan bahwa penamaan tersebut diberikan kepada 

kitab tersebut di antara kitab-kitab Allah swt. karena kitab tersebut 

menghimpun seluruh isi dari kitab-Nya.18 

Dalam konteks terminologi, al-Qur’an memiliki beberpa pengertian 

menurut beberapa definisi yang dikemukakan ulama, diantaranya: 

1. Menurut Abdal-Wahab Khalaf, al-Qur'an merupakan firman Allah swt. 

yang disampaikan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad 

Saw. dalam bahasa Arab. Keabsahan isi Al-Qur'an dijamin dan 

dianggap sebagai bukti kerasulan Nabi. Al-Qur'an dipahami sebagai 

hukum yang mengikat bagi seluruh umat manusia serta sebagai 

                                                         
17Otong Husni Taufik, "Kafā’ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", Jurnal 

Ilmiah Galuh Justisi 5 no.2 (2017): h. 246. 

18Manna Al-Qaththan, Pengantar Studi Al-Qur’an (Jakarta: Darus Sunnah Press, 
2019), h. 18. 
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panduan dalam pelaksanaan ibadah, yang sendiri dianggap sebagai 

ibadah ketika dibacanya. Kitab suci ini, dalam bentuk mushaf, dimulai 

dari Surat al-Fa tihah hingga Surat al-Na s, dan telah diwariskan kepada 

kita melalui riwayat yang dianggap mutawa tir.19  

2. Menurut M. Hasbi Al-Shidieqy, al-Qur'an adalah sebuah wahyu yang 

disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. dan diteruskan kepada 

umatnya melalui jalur mutawa tir. Kitab suci ini memiliki status yang 

sangat tinggi, di mana penolakan terhadap kebenarannya dianggap 

sebagai perbuatan kafir20. 

4. Studi Komparatif 

Studi menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia  adalah sebuah 

eksplorasi ilmiah atau telaah mendalam terhadap suatu fenomena atau kasus 

tertentu. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap gejala sosial dengan 

pendekatan yang memusatkan perhatian pada satu fenomena atau kasus 

secara menyeluruh. Dalam konteks ini, studi tidak hanya merujuk pada 

penyelidikan tetapi juga mencakup kajian dan telaah yang mendalam untuk 

memahami fenomena yang menjadi fokus penelitian secara menyeluruh21.  

Selanjutnya komparatif merupakan suatu pendekatan yang 

melibatkan perbandingan antara berbagai elemen, baik itu antara ayat 

dengan ayat, ayat dengan hadis, atau perbandingan antara pandangan-

pandangan ulama Tafsī r. Proses komparatif ini dilakukan dengan 

menunjukkan perbedaan yang ada di antara berbagai bagian dari objek yang 

                                                         
19R. Idham Kholid, "Al-Qur'an Kalamullah Mukjizat Terbesar", Diyā Al-Afkār 5, no.1 

(2017): h.43. Sebagaimana Abdul Wahab al-Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Mesir: Maktabah al-
Da’wah al-Islamiyah): h. 23. 

20Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an & Tafsir, 
(Cet.. XV; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 3. 

21https://kbbi.web.id/studi (31 October 2023). 
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sedang dibandingkan. Dengan demikian, metode komparatif ini 

memungkinkan pengkajian yang lebih komprehensif terhadap berbagai 

perspektif dan interpretasi yang mungkin muncul dari sumber-sumber 

berbeda, sehingga memperkaya pemahaman terhadap suatu konsep atau teks 

tertentu22.  

Adapun yang dibandingkan dalam penelitian ini ialah penafsiran 

Karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsī r An-Nu r  dan penafsiran Al-

Qurt ubī  dalam Tafsī r Al-Qurt ubī  terhadap QS an-Nu r /24: 26”.  

D. Kajian Pustaka 

 Berdasarkan dari hasil penelaahan yang dilakukan peneliti, peneliti  

menemukan terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya: 

Pertama, Izmawanti dalam penelitiannya yang berjudul 

“Fenomenologi Se-Kufu pada Masyarakat Palembang Komunitas ‘Alawiyyin: 

Perspektif Surah Al-Hujurat Ayat 13”, Jurnal Semiotika-Q Kajian Ilmu al-

Qur’an dan Tafsī r Vol. 1 No. 1 tahun 202123. Pada jurnal ini mengulas tentang 

pernikahan sekufu’ pada komunitas Alawiyyin. Yakni sebuah komunitas yang 

terdiri dari keturunan Nabi Muhammad saw. atau keturunan Arab yang 

berada di Palembang dengan perspektid Syrah al-Hujurat ayat 13 dengan 

menggunakan metode tahlī lī . Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah 

Alawiyyin memahami bahwa manusia tidak mempunyai tingktan dan 

menurut komunitas ini kalimat atqakumpada ayat yang dibahas merujuk 

                                                         
22Syahrin Pasaribu, "Metode Muqa ran dalam Al-Qur’an", Wahana Inovasi 9, no.1 

(2020): h. 43–44. 

23Izmawanti, "Fenomenologi Se-Kufu Pada Masyarakat Palembang Komunitas 
‘Alawiyyin: Perspektif Surah Al-Hujurat Ayat 13", Jurnal Semiotika-Q Kajian Ilmu Al-Qur’an 
Dan Tafsir 1 no.1 (2021): h. 4. 
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kepada Nabi Muhammad saw. sementara menurut mereka juga keturunan 

mereka itu mulia karena nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad saw.. 

Dengan  demikian, pernikahan se-kufu yang mereka terapkan itu adalah 

sebuah bentuk penjaganan kepada keturunan Nabi Muhammad saw. 

Kedua, Amira Fauziah dan Wisin Ainis Rohtih dalam penelitiannya 

yang berjudul “Urgensi Kesetaraan Konsep Kafa ’ah (Tinjauan Tematik 

Konseptual Perspektif Tafsī r Maqashidi), Jurnal Mafhum Vol. 6 No.2 tahun 

202124. Jurnal ini menguraikan bahwa konsep kafa ’ah yang pada awalnya 

terfokus pada aspek agama dan akhlak, telah berkembang dalam beberapa 

aspek lain sebagai pedoman atau standar dalam memilih pasangan, dengan 

mempertimbangkan kondisi budaya setempat. Selain itu, standar kafa ’ah juga 

disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku. Melalui pendekatan 

Tafsī r maqashidi, urgensi kafa ’ah dipetakan ke dalam dua dimensi, yaitu 

Hifdzul al-Din (menjaga agama) dan Hifdzu al-Nasl (menjaga keturunan atau 

nasab). Pendekatan ini membantu menggambarkan keragaman aspek yang 

menjadi pertimbangan dalam pemahaman dan penerapan konsep kafa ’ah, 

sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai lokal. 

Ketiga, Fatimah Ummi Fauziah dan Moh. Abdul Kholiq Hasan dalam 

penelitiannya yang berjudul “Konsep Kafa ’ah dalam QS an-Nu r Ayat 26 

(Perspektif Tafsī r Maqashidi Abdul Mustaqim”, Jurnal El-Waroqoh Vol. 7 No. 1 

tahun 202325. Jurnal ini membahas tentang konsep kafa ’ah dalam ayat 

tersebut dengan pendekatan Tafsī r maqashidi. Berdasarkan penelitian 

                                                         
24Amira Fauziah and Wiwin Ainis Rohtih, "Urgensi Kesetaraan Konsep Kafā’ah 

(Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi)", Jurnal Mafhum, 14 no.2 (2021), 
h. 35. 

25Fatimah Ummi Fauziah dan Moh Abdul Khalik Hasan, "Konsep Kafā’ah dalam QS 
an-Nu r Ayat 26 (Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim), Jurnal El-Waroqoh 7, no.1 
(2023): h. 1. 
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disimpulkan bahwa ayat ini membahas mengenai pembelaan Allah swt. 

terhadap Aisyah r.a dimana persamaan pasangan akan memberikan peluang 

untuk membentuk keluarga yang sakinah. Mawaddah dan warahmah. Adapun 

setara yang dimkasud adalah sama dalam peraturan, penzina dan orang fasik, 

Keempat, Mawaddah dalam penelitiannya berjudul “Analisis Pendapat 

M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafa ’ah dalam Mewujudkan Keluarga 

Sakinah” ditulis oleh Mawaddah, skripsi tahun 201226. Pada skripsi ini  

mengulas secara mendalam mengenai konsep kafa ’ah dan menganalisis 

pandangan M. Quraish Shihab terkait relevansinya dalam membentuk 

pernikahan yang harmonis. Pendekatan yuridis digunakan dalam penelitian 

ini untuk merinci konsep  dengan mendalam, dan analisis data dilakukan 

untuk mendukung pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan 

memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai konsep atau makna 

kafa ’ah, menurut M. Quraish Shihab dimana ia berpendapat bahwa kafa ’ah 

berperan dalam menciptakan keharmonisan dalam institusi pernikahan. 

Kelima, Nikmatul Ula dalam penilitiannya yang berjudul “Kafa ’ah 

dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsī r al-

Misbah (Studi Tafsī r Analitis Terhadap QS an-Nu r (24): 26)”, skripsi tahun 

202127. Pada skripsi ini, dipaparkan pandangan Quraish Shihab tentang 

urgensi kafa ’ah sebagai faktor kritis dalam pencarian pasangan hidup. 

Menurutnya, kafa ’ah memegang peranan penting sebagai pertimbangan 

utama dalam mencari pasangan, karena dapat menciptakan keselarasan dan 

                                                         
26Mawaddah, "Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafā’ah dalam 

Mewujudkan Keluarga Sakinah", Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 
2012), h.14 . 

27Nikmatul Ula, "Kafā’ah dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab 
dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap QS an-Nu r(24): 26)", Skripsi 
(Surabaya: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2021), h.45. 
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kesetaraan demi keberlangsungan rumah tangga. Penelitian ini juga 

mendiskusikan makna kafa ’ah yang dijelaskan oleh Quraish Shihab, yang 

menurutnya bisa menjadi panduan bagi orang tua dalam membantu mencari 

pasangan yang cocok untuk anak-anak mereka. Dengan merujuk pada QS an-

Nu r/24:26, Quraish Shihab berpendapat bahwa konsep kafa ’ah ini relevan 

dengan realitas zaman sekarang memberikan pemahaman yang mendalam 

mengenai bagaimana konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks 

kekinian. 

Keenam, Siti Holifah dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep 

Kafa ’ah dalam Pernikahan (Analisis Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsī r Al-

Azhar)” oleh Siti Holifah, skripsi tahun 202228. Pada skripsi ini mengulas 

konsep kafa ’ah menurut pandangan Buya Hamka, yang mengemukakan 

bahwa kafa ’ah melibatkan kesamaan dalam prinsip-prinsip hidup dan 

keyakinan yang bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun 

di akhirat. Beliau menegaskan bahwa aspek kesetaraan dalam hal kekayaan, 

keturunan, atau kecantikan tidak menjadi pertimbangan utama, melainkan 

prioritasnya lebih ditekankan pada kesamaan dalam nilai-nilai keagamaan. 

Buya Hamka menjelaskan urgensi kafa ’ah dalam membentuk pernikahan 

yang harmonis dengan merujuk pada beberapa surah, seperti QS. al-

Baqarah/2: 221, QS al-Ahza b/33: 36-37, dan QS al-Muja dalah/58: 10. 

Pendekatan ini menegaskan bahwa kesesuaian dalam keyakinan agama 

merupakan sebuah landasan utama dalam mencapai keselarasan dan 

keharmonisan dalam ikatan pernikahan, sesuai dengan pandangan Buya 

Hamka. 

                                                         
28Siti Holifah, "Konsep Kafā’ah dalam Pernikahan (Analisis Penafsiran Buya Hamka 

dalam Tafsir Al-Azhar)", Skripsi  (Jember: Fak. Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji 
Achmad Siddiq, 2023), h.72. 
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Berdasarkan kajian pustaka yang telah peneliti paparkan, dapat 

disimpulakn bahwa penelitian-penelitian yang telah meneliti kafa ’ah atau 

kesetaraan berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. 

Adapun letak perbedaan terdapat beberapa seperti metode yang digunakan 

peneliti ialah studi komparatif yakni dengan mengkomparasikan penafsiran 

Al-Qurt ubī  dengan Hasbi Ash-Shiddieqy, penelitian ini juga khusus mengulik 

kesetaraan khusus hanya pada QS an-Nu r/24: 26. Dengan demikian, peneliti 

menyimpulkan bahwa tidak ada penelitian yang pernah meneliti mengenai 

hal tersebut. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa penelitian ini 

penting untuk dikaji secara mendalam.  

E. Metodologi Penelitian 

 Metode berasal dari bahasa Yunani “methodos” yang bermakna jalan 

atau cara. Kemudian “logos” bermakna pengetahuan. Jadi dikaitkan dengan 

ilmiah jadi metodolgi dapat disimpulkan sebuah pengetahuan untuk 

memahami berbagai cara. Kemudian penelitian adalah sebuah terjemah dari 

kata research yang artinya penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk 

memcahkan sebuah permasalahan atau menguji nsebuah hipotesis29.  

Dengan demikian, metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai 

usaha sistematik dalam menyelidiki atau mengeksplorasi suatu 

permasalahan dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Tujuannya adalah 

guna menghimpun, mengolah, dan menganalisis data secara berurutan 

(sistematis) dan objektif, guna mencapai kesimpulan yang dapat memberikan 

pemecahan terhadap masalah yang diteliti. Proses ini juga menguji hipotesis 

untuk memperoleh pengetahuan yang dapat memberikan manfaat signifikan 

                                                         
29Rifa’i Abulbakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yokyakarta: Suka Press UIN 

Sunan Kalijaga, 2021), h. 1. 
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bagi kehidupan30. Penelitian ini menerapkan berbagai metode, diantaranya 

penentuan jenis penelitian, pendekatan yang akan digunakan, teknik 

pengumpulan data, serta proses analisis data. Semua langkah ini diarahkan 

untuk menciptakan landasan ilmiah yang kokoh dan mendalam dalam 

mengeksplorasi serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

menjadi fokus penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Dalam konteks penelitian terdiri dari dua jenis penelitian yakni  

kualitatif dan penelitian kualitatif. Dalam hal ini penelitian ini tergolong 

dalam penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif adalah sebuah metode 

penelitian yang mendasarkan analisisnya pada pola pikir induktif, yang 

didasari pengamatan serta pemahaman peneliti terhadap suatu fenomena 

atau kejadian.31. Penelitian kualitatif dapat menggunakan penelitian dasar 

dan terapan32. Secara sederhana, penelitian kualitatif ini merupakan bentuk 

penelitian yang alami, apa adanya dan tidak dapat dimanipulasi berdasarkan 

fakta sejujurnya. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan merupakan sebuah pola pikir yang digunakan 

atau yang akan mewarnai sebuah penelitian untuk menganalisis suatu 

masalah33. Berikut metode pendekatan yang akan digunakan peneliti: 

                                                         
30Abulbakar, Pengantar Metodologi Penelitian, h. 2. 

31Nursapiah Harahap, Penelitian Kualitatif (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 7. 

32Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir 
(Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 63. 

33M. Alfatih Suryadilaga, Metodologi Ilmu Tafsir (Cet. 1; Yogyakarta: Teras, 2005), h. 
170. 
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1. Pendekatan Tafsī r. Adapun metode Tafsī r yang digunakan peneliti 

adalah metode muqa ran dimana peneliti membandingkan mufassir 

satu dengan mufassir lain atas ayat yang sama.  

2. Pendekatan bahasa. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui 

penafsiran yang akan dikaji dengan pendekatan bahasa khususnya 

bahasa dan sastra arab, sehingga pendekatan ini sangat penting untuk 

digunakan.  

3. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data merupakan sebuah keadaan,atau tindakan 

tertentu yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Metode ini 

kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan 

informasi lebih lanjut pada akhir penelitian.34. Dengan demikian, metode 

dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan kepustakaan 

(library research). 

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, 

yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer, yang meliputi Al-

Qur'an, Tafsir al-Jami' al-Ahkam karya Al-Qurt ubī , dan Tafsir al-Nur karya 

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, dianggap sebagai sumber data utama. Di samping 

itu, sumber data sekunder digunakan sebagai penunjang. Sumber-sumber 

sekunder ini mencakup berbagai jenis literatur seperti kitab-kitab tafsir, 

buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan tema 

kesetaraan. Dengan merinci sumber data ini, penelitian memiliki kemampuan 

untuk melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang konsep 

kesetaraan dalam konteks pernikahan. Dengan mempertimbangkan berbagai 

                                                         
34Nurfikriyah Irhashih Ilyas, Muhammad Ilyas Ismail, Metodologi Penelitian Kualitatif 

dan Kuantitatif (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2023), h. 62–63. 
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perspektif yang disajikan oleh sumber-sumber ini, penelitian dapat 

melakukan analisis yang lebih luas.. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

Dalam penelitian ini, data diolah dengan dua jenis pendekatan, yakni 

pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Metode pengolahan data kualitatif 

digunakan untuk mengeksplorasi aspek kualitatif dan menjelaskan fenomena 

dengan pernyataan-pernyataan verbal. Umumnya, penelitian Tafsī r lebih 

membutuhkan pendekatan pengolahan data kualitatif, akan tetapi, walaupun 

demikian tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan pendekatan 

pengolahan data kuantitatif jika data yang ditemui memiliki karakteristik 

kuantitatif.35.  

Fokus utama pengolahan data penelitian ini mengusung metode 

deskriftif-komparatif atau muqa ran dengan membandingkan penafsiran T.M 

Hasbi Ash-Shiddieqy dan Al-Qurt ubī  mengenai makna kesetaraan dalam QS 

an-Nu r/24: 26. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali 

pemahaman yang lebih mendalam dan mendetail mengenai makna kafā’ah 

dari dua perspektif yang berbeda. 

Metode tafsī r muqāran atau sering disebut komparatif merupakan 

pendekatan penafsiran yang melibatkan perbandingan antara ayat-ayat al-

Qur’an yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi. Metode ini 

memungkinkan penafsir untuk merinci dan memahami kerangka pemikiran 

serta perbedaan nuansa dalam penulisan ayat-ayat terkait, dengan tujuan 

mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. 36. 

                                                         
35Abd. Muin Salim, Metodologi Penelitian Tafsir Maudu’i (Makassar: Pustaka al-Zikra, 

2011), h. 113. 

36Patsun, "Gaya dan Metode Penafsiran Al-Qur’an", Cendikian: Jurnal Studi Keislaman 
7, no.1 (2021):  h. 71. 
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Dalam metodologi muqa ran, cakupannya melibatkan tiga aspek utama, 

yaitu:37 

1. Ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki redaksi yang berbeda, namun pada 

pandangan awal, terlihat bahwa ayat tersebut membahas 

permasalahan yang serupa.  

2. Ayat-ayat yang memiliki isi informasi yang berbeda dengan hadis Nabi 

Muhammad saw.  

3. Perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait penafsiran terhadap 

ayat yang sama.  

Dalam hal ini, peneliti mecoba menganalisis mengenai cakupan 

metode muqa ran yang ketiga yakni persamaan dan perbedaan pendapat 

ulama terhadap penafsiran atas ayat yang sama yakni QS an-Nu r/24: 26. 

Adapaun penafsiran ulama yang berbeda, dalam hal ini peneliti menganalis 

penafsiran T.M Hasbi Ash-Shiddieqy dan Imam Al-Qurt ubī . 

Selanjutnya, langkah-langkah analisis data dalam metode ini 

diantaranya mula-mula menentukan ayat yang menjadi objek penelitian 

yakni  QS an-Nu r/24: 26 lalu mulai melacak perbedaan pendapat mengenai 

ayat yang menjadi objek penelitian. Setelah itu, membandingkan pendapat 

mereka untuk medapatkan sebuah kesimpulan mengenai karakteristik 

pemikiran masing-masing mufassir, dalam hal ini yakni T.M Hasbi Ash-

Shiddieqy dan Imam Al-Qurt ubī . 

Adapun teknik interpretasi yang digunakan adalah iterpretasi tekstual 

yakni memaknai sesuai makna yang tersurat dan interpretasi linguistik yakni 

menggambarkan makna Al-Qur’an dengan kaidah kebahasaan38. 

                                                         
37 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir (Jakarta: Lentera Hati, 2015), h. 382. 
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38 Sihabuddin Afroni, ‘Teknik Interpretasi Dalam Tafsir Al-Qur’an Dan Potensi Deviasi 
Penerapannya Menurut Ilmu Dakhil’, Al-Tadabbur Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, 3.1 
(2018), 69–96. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM TAFSĪR AN-NŪR DAN TAFSĪR AL-QURṬUBĪ 

A. Biografi Mufassir  

1. T.M Hasbi Ash-Shiddieqy 

Nama lengkapnya adalah Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 

Dia dilahirkan di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904 (1312 H) dan 

meninggal pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta. Teungku Qadhi Chik 

Maharaja Mangkubumi Husain bin Muhammad Su’ud adalah ayahnya, 

seorang ulama terkenal yang juga memiliki pesantren. Ibunya, Teungku 

Amrah, adalah putri dari Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, 

yang pada saat itu adalah Qadhi Kesultanan Aceh.39 

Adapun silsilah Hasbi adalah Muhammad Hasbi ibn Muhammad 

Husein ibn Muhammad Su’ud ibn 'Abdur-Rahman ibn Syati’ ibn Muhammad 

Shalih ibn Muhammad Taufiqi ibn Fathimi ibn Ahmad ibn Dhiauddin ibn 

Muhammad Ma’sum (Faqir Muhammad) ibn Ahmad Alfar ibn Mu’aiyidin ibn 

Khawajaki ibn Darwis ibn Muhammad Zahid ibn Marwajuddin ibn Ya'kub ibn 

‘Alauddin ibn Bahauddin ibn Amir Kilal ibn Syammas ibn Abdul ‘Aziz ibn Yazid 

ibn Ja'far ibn Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar ash-Shiddiq. Dari silsilah 

tersebut, diketahui bahwa Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan keturunan yang 

ke-37 dari Abu Bakar ash-Shidiq, khalifah pertama dalam Khula faur Ra syidī n. 

Nama "Ash-Shiddieqy" ditambahkan ke namanya sejak tahun 1925 oleh 

                                                         

39Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,  "Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur Jilid 
1", in Jilid 1-5, Cetakan 2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000). 
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Syekh Muhammad bin Salim al-Kalali,40. Beliau adalah seorang ulama Arab 

yang juga menjadi gurunya dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Hasibi menikah dua kali. Ia menikah pertama kali pada usia 19 tahun 

dengan Siti Khadijah, yang juga merupakan anggota keluarganya. Namun, 

pernikahan mereka tidak berlangsung lama karena Khadijah meninggal saat 

dia melahirkan anak pertama mereka, yang juga meninggal bersamanya. 

Setelah itu, Hasbi menikah lagi dengan Teungku Nyak Asiyah, putri Teungku 

Haji Hanum. Pernikahan ini menghasilkan Hasbi empat anak: dua laki-laki 

dan dua perempuan.41  

Selanjutnysa ketika Hasbi berusia 6 tahun pada tahun 1910, ibunya 

meninggal dunia, lalu ia diasuh oleh Teuku Syamsiah, saudara perempuan 

ibunya yang tidak memiliki anak laki-laki. Namun, tidak lama setelah itu, 

Teuku Syamsiah juga meninggal dunia pada tahun 1912 setelah mengasuhnya 

selama dua tahun. Setelah itu, Hasbi memilih untuk tinggal bersama 

kakaknya, Teuku Maneh, sering kali menginap di langgar atau surau, dan 

melanjutkan pendidikannya di berbagai dayah. Setelah kepergian bibinya, 

Hasbi tidak kembali tinggal bersama ayahnya, yang telah menikah dengan 

seorang perempuan yang juga memiliki hubungan kekerabatan dengan 

ibunya. Dia hanya bertemu dengan ayahnya saat belajar atau mendengar 

fatwa-fawa ayahnya mengenai suatu perkara.42 

                                                         

40Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadits", 
Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits STAIN Bengkulu, 4.2 (2014), h. 272. 

41Marhamah Pohan, "Analisis Metodologi Tafsir An-Nur Karya T.M Hasbi Ash-
Shiddieqy Aplikasi Metodologi Kajian Tafsir Islah Gusmian" (Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 2016). 

42IAIN, Lima Tokoh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaya 
Yokyakarta, 2000), h. 151-152. 
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Sejak masa kecilnya, Hasbi telah menimba ilmu bersama ayahnya di 

dayah yang dimiliki oleh sang ayah. Pada tahun 1912, ketika berusia delapan 

tahun, Hasbi memulai perjalanannya menuntut ilmu di berbagai dayah 

selama dua puluh tahun. Awalnya, ia belajar di Dayah Teungku Cik di Piyeung 

untuk mendalami bahasa Arab, terutama nahwu dan sharaf. Setahun 

kemudian, pada tahun 1913, ia beralih ke Dayah Teungku Cik di Bluk Bayu, 

dan kemudian berpindah lagi ke Dayah Teungku Cik Blang Kabu Gending 

pada tahun 1914. Tahun berikutnya, pada 1915, Hasbi berpindah ke Dayah 

Biang Samakurong, semuanya berada di bekas Kerajaan Pasai. Pada 1916, 

Hasbi pergi ke Samalaga, ke Dayah Teungku Cik Tanjungan Barat, salah satu 

dayah terbesar di Aceh Utara, fokus pada studi fikih selama dua tahun. 

Setelah itu, ia pindah ke Kroengkak di Aceh Rayeuk untuk memperdalam 

studi hadis dan fikih. Pada tahun 1921, di Teungku Chik Hasan Kroengkak, 

Hasbi menerima syahadah sebagai tanda bahwa ia telah mencapai tingkat 

keilmuan yang memadai dan berhak untuk mendirikan dayah sendiri. Setelah 

itu, ia kembali ke Lhokseumawe. 43 

Pada tahun 1925, setelah kembali dari Kroengkak, di sinilah Hasbi 

bertemu dengan Syaikh Muhammad Ibnu Salim al-Kalaly yang mengusulkan 

untuk menambahkan nama Ash-Shiddiq kepadanya.44. Pada tahun 1926, 

Syaikh tersebut menyarankan kepada Hasbi untuk melakukan perantauan ke 

Surabaya guna mendalami konsep-konsep pembaruan di Al-Irshad45.  

                                                         

43Masnun Tahir, ‘Pemikiran Hasby Ash-Shiddiqie Sumber Hukum Islam Dan 
Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia’, Al-Ahwal, 1.1 (2008), 117–52. 

44Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadits", 
h. 272. 

45Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadits", 
h. 276. 



23 
 

 
 

Al-Irshad adalah sebuah organisasi yang berbasis agama yang dengan 

pendirinya yakni Syekh Ahmad Sookarti, disinilah, Hasbi mempelajari 

takhassus (spesialis) sekitar dua tahun di bidang pendidikan dan bahasa46. 

Setelah kembali dari Surabaya, pada tahun 1928, Hasbi dan Al-Kalili mendirikan 

madrasah Al-Irsyad di Lhokseumawe. Secara administratif, madrasah ini tidak 

terkait dengan Al-Irsyad di Surabaya, tetapi secara konseptual mengadopsi pola dan 

kurikulum serta metode belajar-mengajar dari Al-Irsyad di Surabaya. Namun, 

madrasah ini tidak bertahan lama karena dituduh sesat dan menyesatkan tanpa 

dasar yang kuat
47. 

Selama tinggal di Aceh, Hasbi Ash-Shiddieqy aktif memimpin Sekolah 

Menengah Islam dan mengajar di kursus di sekolah Muhammadiyah. Dia juga 

berperan aktif dalam kegiatan dakwah untuk menghapuskan praktik-praktik 

syirik, kufarat, dan bid’ah..48. Selain itu, dia mendirikan cabang Persis 

(Persatuan Islam), menjabat sebagai ketua cabang Masyumi Aceh Utara, dan 

ikut serta dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1951, 

Hasbi pindah ke Yogyakarta dan berfokus pada bidang pendidikan. Pada 

tahun 1960, dia diangkat sebagai dekan Fakultas Syariah di IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, sebuah posisi yang dipegangnya hingga tahun 1972.49 

Pada tahap spesialisasi di Al-Irsyad, yang telah disebut sebelumnya, 

merupakan tingkat pendidikan formal terakhir yang diikuti oleh Hasbi. Ia 

tidak pernah menempuh pendidikan formal di luar negeri. Namun, dengan 

                                                         
46Sudariyah, ‘Konstruksi Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-

Shiddieqy’, Shahih, 3.1 (2018), 93–106 h. 95. 

47Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadits" 
h. 276. 

48Iffatul Bayyinah, ‘Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al Qur’an Al Majid Al-
Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy’, Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran Dan 
Fenomena Agama, 21.2 (2020), 263–75 h. 266. 

49Ash-Shiddieqy, ‘Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur Jilid 1’. 
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semangat membacanya yang besar, ia secara otodidak memperluas 

pengetahuannya melalui membaca, yang kemudian membantunya 

memperoleh pemahaman mendalam dalam berbagai bidang pengetahuan 

dan menghasilkan karya-karya yang signifikan. Prestasi ini membuahkan 

penghargaan gelar H.C. (honoris causa) pertamanya dari Universitas Islam 

Bandung pada 22 Maret 197550, dan yang kedua dari IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia telah 

diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu hadis di IAIN Sunan 

Kalijaga.51 

Karier menulis Hasbi dimulai pada awal tahun 1930-an dengan 

penerbitan booklet berjudul "Penoetoep Moeloet". Pada tahun 1939, ia 

menjadi penulis tetap di majalah bulanan Pedoman Islam, dan mulai tahun 

1940, aktif menulis untuk berbagai majalah Pandji Islam di Medan. Meskipun 

menjadi tawanan di Lembah Burnitelong, Hasbi tetap produktif dalam 

menulis. Setelah menetap di Yogyakarta pada tahun 1951, aktivitas 

menulisnya meningkat secara signifikan. Pada dekade 1960-an, Hasbi 

berhasil menyelesaikan naskah Tafsir al-Nur dalam 30 jilid52
.  

Tidaklah mengherankan bahwa Hasbi diakui sebagai seorang ulama 

yang produktif dalam mengembangkan wacana keislaman melalui tulisannya. 

Karya-karyanya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman, dengan total 73 

judul (142 jilid) buku yang telah ia tulis. Sebagian besar dari karya-karyanya 

menekankan fikih dengan 36 judul, sementara bidang lainnya mencakup 

hadis (8 judul), Tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam 5 judul), dan topik-topik 

                                                         
50IAIN, Lima Tokoh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta h. 159-160. 

51Ash-Shiddieqy, ‘Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur Jilid 1’. 

52Sajida Putri, ‘Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Pemikirannya Dalam Bidang Hadis’, An-
Nida’, 44.1 (2020), 1–15 h.5 . 
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umum lainnya. Beberapa judul buku yang telah ia tulis mencerminkan 

ketekunan dan keahliannya dalam berbagai aspek keilmuan Islam. Adapun 

karya-karya diantaranya.
53  

a. Tafsīr dan Ilmu Al-Qur’an: 

1) Tafsī r al-Qur’a nul Majid an-Nu r 

2) Tafsī r al-Baya n 

3) Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur’an dan Tafsī r 

b. Hadis:  

1) Mutiara Hadis (Jilid I-VIII) 

2) Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis Koleksi Hadis-hadis Hukum 

c. Fikih: 

1) Pengantar Ilmu Fikih 

2) Hukum-hukum Fikih Islam 

3) Fikih Mawaris 

d. Umum: 

1) Al-Islam (Jilid I-II) 

2. Al-Qurṭubī 

Nama lengkap Al-Qurt ubī  adalah Ima m Abu  ‘Abdilla h Muh ammad bin 

Ah mad bin Abu  Bakar bin Fath al-Ans harī  al-Khazrajī  al-Andalusī  al-Al-

Qurt ubī . Lahir di Cordova, Andalusia (Spanyol) pada tahun 600 H (1204 M)54 

dan wafat di Mesir pada Senin, 9 Syawal 671 H. Makamnya terletak tepatnya 

                                                         
53Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur Jilid 1, 

h. xvii. 

54Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir (Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2014). 
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di Timur Sungai Nil (Elmeniya)55. Mengenai penamaannya “Al-Al-Qurt ubī ” 

dinisbatkan dari tempat kelahirannya yakni Cordova, Andalusia56.  

Adapun mengenai tahun kelahiran Al-Qurt ubī , para sejarawan 

memiliki perbedaan pendapat dengan alasan tidak adanya fakta sejarah yang 

menjadi sumber otentik tentang hal tersebut.  Meskipun demikian, terdapat 

pendapat yang mengatakan bahwa beliau lahir pada abad ke-6 H yakni ketika 

Dinasti Muwahhidin dipimpin oleh khalifah Ya’qub bin Yusuf bin Abdul 

Mukminin.57 

Ayah al-Qurthubi adalah seorang petani yang sangat berdedikasi 

dalam bidang pertanian, dan dia mengabdikan dirinya dalam pekerjaan 

tersebut selama sekitar lima belas tahun, mulai dari tahun 580 hingga tahun 

595 H. Al-Qurthubi hidup bersama ayahnya hingga ia dewasa58. Sejak kecil, 

dia diperintah oleh ayahnya untuk menuntut ilmu agama dari berbagai guru, 

dan proses ini berlangsung hingga ayahnya meninggal pada tahun 627 H59.  

Pada masa pemerintahan Dinasti Muwahhidin di Cordova (Spanyol), 

terdapat sebuah desa bernama Qurthubah di mana al-Qurthubi dibesarkan. 

Selama di desa tersebut, al-Qurthubi tidak hanya mendalami ilmu Al-Qur'an, 

tetapi juga menekuni studi bahasa Arab dan syair. Beliau memperluas 

                                                         

55Abu  ‘Abdilla h Muh ammad bin Ah mad bin Abu  Bakar bin Fath al-Ans harī  al-Khazrajī  
al-Andalusī  Al-Al-Qurt ubī , Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Wa Al-Mubayyin Lima Tadhamanahu 
Min as-Sunnah Wa Ayi Al-Qur’an Juz 1. (Kairo: Pustaka Azzam) h. xv. 

56Muhammad Sa‘id Mursi, Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah Terj. Khoirul 
Amru Harahap (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007). 

57Abdulllah, ‘Kajian Kitab Tafsir “Al-Jami’’ Li Ahkam Al-Qur’an" Karya Al-Qurthubi”’, 
Al-I’jaz: Jurnal Kewahyuan Islam, 4.4 (2017), 3–143. 

58Muhammad Syafiquddin Naufal, ‘Studi Pemikiran Imam Al-Qurthuby Terhadap 
Ayat-Ayat Al-Itsm’ (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021) 
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/14637>. 

59Saifudin Herlambang Munthe, Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer, 
Cet-1 (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018). 
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pengetahuannya dalam bidang Fikih, Nahwu, Qira'at, dan berbagai ilmu 

lainnya. Selain itu, ia gigih mengejar cita-citanya untuk menulis karya-karya 

yang bermanfaat pada zamannya dan masa yang akan datang. Selanjutnya, al-

Qurthubi melanjutkan pendidikannya di Mesir dengan berguru kepada Ibn 

Al-Jumaizy dan Al Hasan Al Bakri. Pencapaian dan kontribusi beliau dalam 

Tafsīr  Al-Qur'an menjadikannya tokoh terkemuka dengan bermazhab 

Maliki60. 

Selama hidupnya, ia terkenal sebagai hamba Allah yang saleh dan 

ulama yang menekankan kesederhanaan dalam urusan dunia, serta selalu 

mengutamakan kegiatan yang bermanfaat bagi akhiratnya. Sebagian besar 

waktu hidupnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah SWT. dan menulis 

buku-buku yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Dengan demikian, 

ia dianggap sebagai ulama yang produktif dan berpengaruh dalam 

menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat61. 

Al-Qurt ubī  dengan tekun mengejar ilmu di bawah arahan ulama 

terkemuka pada zamannya, termasuk al-Syaikh Abu al-Abbas Ibn 'Umar al-

Qurthuby dan Abu 'Ali al-Hasan Ibn Muhamad al-Bakri. Di antara karya-karya 

beliau yang telah diwariskan untuk umat Islam adalah: 62. 

1. Al-Asnā fī Sharh Asmā’ Allah al-Husnā wa Sifatih. 

2. Al-Tidzkār fī Afdal al-Adhkār (masih dicetak sampe sekarang). 

                                                         

60Muhammad Syafiquddin Naufal, ‘Studi Pemikiran Imam Al-Qurthuby Terhadap 
Ayat-Ayat Al-Itsm’ (Institut Islam Negeri Ponorogo, 2021). 

61Abdulllah. 

62Moh. Jufriyadi Sholeh, ‘Tafsir Al-Qurt ubī : Metodologi, Kelebihan Dan 
Kekurangannya’, Jurnal Reflektika, 13.1 (2018), 49–66 
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.173>.Teungku Muhammad 
Hasbi Ash-Shiddieqy, ‘Tafsir Al-Qur’an Al-Majid “Al-Nur” Jilid 1’, in Jilid 1-10, Cetakan 1 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1965), pp. 1–1051. 
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3. Al-Tadhkīrah fi Ahwāl al-Mawtā wa Umūr al-Akhirah (masih dicetak 

sampe sekarang). 

4. Qam’ al-Harsh bi al-Zuhd wa al-Qanā’ah wa Radd Dzalik al-Su’āl bi 

al-Kutub wa Al-Syafā’ah. 

5. Syarh At-Taqashshi. 

6. Risalah fī Alqam al-Hadtis. 

7. Kitab Al-Aqdhiyyah. 

8. Al-Misbah fī al-Jam’I Baina al-Af’āl wa ash-Shahhah.  Kitab ini 

adalah ringkasan dari kitab Al-Af’āl karya Abu Al-Qāsim Ali bin 

Ja’far al-Qaththa’  dan kitab Ash-Shahhah karya Al-Jauhari yang 

dilakukan Al-Qurthubi. 

9.  Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān. Dalam kitab ini juga ia menyebutkan 

hadil karyanya, seperti :63 

10. Al-Muqtabas fī Syarh Muwaththa’ Malik bin Anas. 

11. Al-Luma’ fī Syarh al-Isyrinat An-Nabawiyah. 

B. Tentang Tafsīr An-Nūr dan Al-Qurṭubī 

1. Tafsīr An-Nūr  

Tafsir An-Nur disusun oleh Hasbi Ash-Shiddiqie dari tahun 1952 

hingga 1961 (kurang lebih disusun selama 9 tahun).  Tafsir An-Nu r pertama 

kali diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta pada tahun 1951 dalam 30 jilid, 

masing-masing memuat satu juz Al-Qur'an. Edisi pertama ini berlanjut hingga 

tahun 1995, sebelum hak penerbitan dialihkan ke PT. Pustaka Rizki Putra 

Semarang untuk menerbitkan edisi kedua. Dalam penerbitan itu yakni edisi 

kedua, formatnya diubah menjadi kelompok surah dalam 5 jilid, tetapi tetap 

                                                         

63Abu  ‘Abdilla h Muh ammad bin Ah mad bin Abu  Bakar bin Fath al-Ans harī  al-Khazrajī  
al-Andalusī  Al-Qurt ubī . 
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mempertahankan pola terjemahan dan penafsiran per qith’ah, yaitu 

mengartikan dan menafsirkan bagian-bagian ayat secara terpisah. Edisi 

ketiga, cetakan pertamanya diberikan kepada Cakrawala Publishing 

(PT.Cakrawala Surya Prima) dalam 4 jilid, yang mana setiap ayat 

diterjemahkan sepenuhnya dan disertai transliterasi huruf Latin untuk 

membantu pembaca pemula memahami huruf Arab. 

Hasbi merasa terdorong untuk menulis Tafsī r An-Nu r karena melihat 

perlunya pengembangan kebudayaan Islam seiring perkembangan perguruan 

tinggi di Indonesia. Baginya, penting untuk melebarkan pemahaman terhadap 

kitabullah, sunnah rasul, dan kitab-kitab Islam dalam bahasa Indonesia guna 

mempermudah pemeluk agama Islam dalam memahami ajaran suci mereka. 

Selain itu, Hasbi merasa perlu untuk meningkatkan jumlah karya literatur 

Islam guna menciptakan tafsī r yang sederhana namun mampu membimbing 

pembacanya memahami ayat demi ayat. Ini adalah langkah kontributif Hasbi 

dalam mewujudkan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam 

dalam masyarakat64. 

a. Sumber Penafsiran  

Secara umum tafsir An-Nur oleh Hasbi Ash-Shiddiqie ini terbagi 

menjadi dua bentuk tafsir, yaitu bi al-mat’sur dan bi al-ra’yi. Bi al-mat’sur 

maksudnya mengandalkan penafsiran berdasarkan riwayat, termasuk ayat-

ayat Al-Qur'an, Hadits, dan perkataan sahabat. Di samping itu, selain 

berbentuk bi al-ma’tsur juga berbentuk bi al-ra’yi juga diterapkan, di mana 

Hasbi Ash-Shiddieqy menggunakan ijtihad dan pemikiran pribadinya sebagai 

seorang akademisi syariah. Dengan menggunakan bentuk ini, Tafsir An-Nu r 

                                                         

64Muh Daming, ‘Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Suatu Kajian Metodologi Penfsiran 
Prof T.M Hasbi Ash-Shiddieqy’, Jurnal Al-Adl: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, 2.2 (2009), 
15–28 <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/1434>. 
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tidak hanya mengandalkan warisan ilmu tradisional, tetapi juga 

mencerminkan sumbangan dari pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy sendiri 

dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat Al-

Qur'an65. Walaupun demikian yang  mendominasi pada kitab tafsir ini ialah bi 

al-ra’yi. 

b. Sistematikan Penulisan Kitab 

Dalam penyusunan kitab terdapat tiga sistematika penulisan kitab 

diantaranya tartib mushāfi (disusun bersadarkan urutan ayat dan surat 

berdasarkan mushaf usmāni), tartib nuzūli (disusun berdasarkan urutan 

turunnya surah Al-Qur’an), dan tartib maudhu’I (disusun berdasarkan tema). 

Hasbi dalam menyusun kitab ini menggunakan sistematika penulisan 

tartib mushafi yakni dimulai dari surah al-Fa tihah dan diakhiri surah an-Na s. 

Hasbi Ash-shiddieqy secara rinci memaparkan segala aspek yang terkandung 

dalam ayat-ayat yang dijelaskan, menguraikan makna-makna sesuai dengan 

keahlian mufassir66.  

c. Metode (Manhaj) 

Manhāj al-Tafsīr , atau dikenal juga sebagai "alur objek penafsiran" (al-

tharīqah al-maudlu'iyah), merujuk pada cara yang dilakukan oleh seorang 

mufassir dalam menentukan berbagai bentuk penafsiran. Dalam proses ini, 

mufassir mengekspos pendapatnya dan mengungkapkan sikapnya terhadap 

isi penafsiran dengan memberikan berbagai penjelasan. Istilah "al-tharīqah 

al-maudlu'iyah" mencerminkan cara penafsiran yang tergambar dalam 

                                                         

65Muhammad Anwar Idris, ‘Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia: Studi 
Atas Tafsir An-Nur Karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy’, Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan 
Tafsir, 5.1 (2020), 1–18 <https://doi.org/10.30868/At.V5i1.733>. 

66M. Abdurrahman Wahid, ‘Corak Dan Metodologi Tafsir Al-Qur’an Al-Madjid An-Nur 
Karya Hasbi Ash-Shiddieqy’, Rausyan Fikr, 14.2 (2018), 395–426. 
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pemikiran mufassir, yang menjadi metode atau jalur penafsiran yang diikuti 

olehnya. Singkatnya, manhāj al-Tafsīr  ialah sebuah proses untukmelakukan 

kajian pada ayat serta jalan untuk menjelaskan dan menggali maknanya.67 

Ada empat metode yang digunakan oleh mufassir dalam menafsirkan 

Al-Qur'an. Pertama, metode ijma li, yang menyajikan ayat-ayat Al-Qur'an 

secara umum berdasarkan urutan bacaan dan susunan Al-Qur'an dengan 

bahasa yang ringkas. Kedua, metode tahlī lī , yang menjelaskan isi ayat-ayat Al-

Qur'an dari berbagai aspek, termasuk arti kosa-kata, hubungan antarayat, 

sebab-sebab turunnya ayat, dan lainnya. Ketiga, metode maudhu'i, yang 

mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu topik 

tertentu, baik dalam hal lafadz maupun hukum, untuk kemudian dianalisis 

secara terperinci. Keempat, metode muqa ran, yang membandingkan ayat Al-

Qur'an dengan ayat lain yang memiliki kesamaan redaksi atau makna, atau 

yang diduga memiliki keterkaitan..68 

Dapat dilihat Hasbi dalam menafirskan makna ayat secara umum, 

singkat dan tidak menjelaskannya secara rinci. Bahasa yang digunakannya 

juga sederhana dan mudah dipahami segala kalangan. Berdasarkan hal ini, 

dapat dikatakan metode yang digunakan Hasbi ialah metode ijmāli (global).69 

Hal ini juga dikemukakan oleh Nashruddin Baidan dalam bukunya 

“Perkembangan Tafsīr  Al-Qur’an Di Indonesia”.70.  

Selain itu juga dalam kata pengantar tafsīr nya, Hasbi mengungkapkan 

bahwa  dalam menafsirkan ayat adalah dengan merujuk pada sari patinya, 

                                                         

67Andi Rosa, Tafsir Kontemporer ; Metode Dan Orientasi Dari Para Ahli Dalam 
Menafsirkan Ayat Al-Qur’an (Serang: Depdeikbud Banten Press, 2015). 

68Anshori, Menafsirkan Al-Qur’an Dengan Ijtihad (Jakarta: Referensi, 2012). 

69Wahid. 

70Nashruddin Baidan, Perkembangan Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia. (Solo: PT Tiga 
Serangkai Putra Mandiri, 2003). 
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yaitu inti permasalahan yang terkandung dalam masing-masing ayat. Adopsi 

langkah metodologis ini oleh Hasbi bertujuan untuk mencegah pembaca agar 

tidak tersesat dari maksud serta esensi pokok dari setiap ayat yang tengah 

dijelaskan. 71 

Walaupun demikian, jika dilhat dari cara, Hasbi memberikan 

penafsiran komprehensif yang dilengkapi dengan penjelasan asbābun Nuzūl 

(sebab-sebab turunnya ayat) dan muna sabah (hubungannya dengan konteks 

sekitarnya) pada sebagian ayat, dapat disimpulkan bahwa metode yang 

digunakan tidak murni ijmāli akan tetapi merupakan penggabungan dengan 

metode tahlīlī.72 Penerapan metode ini disesuaikan dengan kebutuhan, yang 

berarti bahwa Hasbi akan menerapkan metode tahlīlī khususnya dalam 

penafsiran ayat-ayat yang memiliki konteks hukum Islam atau fiqh. 73 

d. Corak (Laun) 

Corak atau terkadang juga disebut laun merujuk pada karakteristik 

unik yang mempengaruhi cara seorang penafsir menafsirkan ayat-ayat Al-

Qur'an. Ini bisa mencerminkan kecenderungan personal penafsir dalam 

menjelaskan makna ayat-ayat tersebut atau menjadi ungkapan khas dari 

ekspresi intelektual penafsir dalam karya tafsirnya. 74  

Tafsī r An-Nu r bercorak fiqh, namun walaupun fiqh lebih  berorienrasi 

pada tafsir ini, tidak menolak unsur lain seperti corak adābi ijtimā’I dengan 

                                                         

71Marhadi, ‘Tafsir An-Nur Dan Tafsir Al-Bayaan Karya T. M. Hasbi Ash Shiddieqy 
(Studi Komparatif Metodologi Kitab Tafsir)’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 
2013). 

72Wahid. 

73Sajida Putri, ‘Epistemologi Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Kitab Tafsir Al-Qur’an 
Al-Madjied An-Nu r’ (Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). 

74Ummi Kalsum Hasibuan, Risqp Faridatul Ulya, and Jendri, ‘Tipologi Kajian Tafsir: 
Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur’an’, Ishlah: Jurnal Ilmu 
Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, 2.2 (2020), 234–46. 
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tujuan utamanya yakni membuat tafsī r An-Nu r ini mudah dipahami dan 

diterima oleh masyarakat sebagai penjelasan dan pedoman hidup masyarakat 

dalam menjawab permasalahan-permasalahn yang terjadi ditengah-tengah 

masyarakat75. 

e. Rujukan  

Dalam penyusunan kitab tafsī r ini, Hasbi menggunakan beberapa kitab 

Tafsī r induk Tafsīr bi al ma’tsūr dan Tafsīr bi al-ma’qūl sebagai rujukan 

utamanya serta kitab Tafsī r yang menggabungkan ringkasan penjelasan dari 

Tafsī r induk, seperti Tafsīr Ibn Katsīr, Tafsīr al-Manār, Tafsīr al-Qāsimy, Tafsīr 

al-Marāghy, dan Tafsīr al-Wādhīh. Dengan merujuk pada sumber-sumber 

tersebut, Hasbi memastikan keakuratan dan kelengkapan penafsiran yang dia 

sampaikan dalam Tafsī rnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Quran 

kepada pembaca76.   

Hasbi menghadirkan Tafsī r An-Nu r dengan menggunakan lima sistem 

atau pendekatan utama, diantaranya  

1. Pertama, ia mengungkapkan ayat-ayat secara berurutan sesuai urutan 

mushaf untuk menjelaskan maknanya.  

2. Kedua, Ash Shiddieqy menerjemahkan makna ayat ke dalam bahasa 

Indonesia dengan tujuan memudahkan pemahaman pembaca.  

                                                         

75Sudariyah.Bayyinah, ‘Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al Qur’an Al Majid 
Al-Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy’.Wahid. 

76Dheanda Abshorina Arifiah, ‘Karakteristik Penafsiran Al-Qur’an Dalam Tafsir An-
Nur Dan Al-Azhar’, El-’Umdah, 4.1 (2021), 93–110 
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20414/el-umdah.v4i1.3358>.Ash-Shiddieqy, ‘Tafsir 
Al-Qur’anul Majid An-Nuur Jilid 1’.Iffatul Bayyinah, ‘Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir 
Al Quran Al-Majid Al Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy’, Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji 
Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama, 21.2 (2020), 263–75 
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19109/jia.v21i2.7421>. 
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3. Ketiga, penafsiran ayat dilakukan dengan merujuk pada makna 

aslinya.  

4. Keempat, ia memberikan penjelasan ayat dengan merangkul ayat-ayat 

lain yang sejalan dalam tema pembahasannya.  

5. Pendekatan terakhir yang digunakan adalah penyingkapan sebab-

sebab turunnya ayat dengan dukungan dari hadis-hadis sahih77.  

Setelah menyelesaikan Tafsī r An-Nu r, Ash Shiddieqy melanjutkan 

dengan menyelesaikan Tafsī r keduanya, Tafsī r Al-Bayan, yang cenderung 

bersifat terjemahan78 

2. Tafsīr Al-Qurṭubī 

Kitab ini terkenal dengan nama Tafsī r Al-Qurt ubī , dinamakan 

demikian karena penulisnya yang juga dikenal sebagai Imam Al-Qurt ubī . 

Nama lengkapnya adalah Ima m Abu  ‘Abdilla h Muh ammad bin Ah mad bin Abu  

Bakar bin Fath al-Ans harī  al-Khazrajī  al-Andalusī  al-Al-Qurt ubī . Judul asli 

kitab ini adalah al-Jāmi' Lī Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin limā 

Tadhamanahu min as-sunnah wa Ayi al-Qur’ān, yang berarti Himpunan 

Hukum-hukum Al-Qur’an dan Penjelasan Terhadap Isi Kandungannya dari al-

Sunnah dan Ayat-Ayat Al-Qur’an. 

Kitab Tafsīr  Qurt ubī  pertama kali dipublikasikan di Kairo antara tahun 

1933-1950 M oleh Dar Al-Kutub Al-Mishriyah dalam bentuk 20 jilid. 

Kemudian, setelah itu, Muassisah Ar-Risalah Beirut menerbitkan ulang kitab 

tersebut pada tahun 2006 M dengan jumlah jilid yang bertambah menjadi 

                                                         

77Mustopa, ‘Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Dan Tafsir Al-Qur’an 
Al-Majid An-Nur’, Lembaga Pentashihan Al-Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, 2020 
<https://lajnah.kemenag.go.id/artikel/prof-dr-teungku-muhammad-hasbi-ash-shiddieqy-
dan-tafsir-al-qur-an-al-majid-an-nur> [accessed 8 February 2024]; Ash-Shiddieqy, ‘Tafsir Al-
Qur’anul Majid An-Nuur Jilid 1’.  

78Mustopa. 



35 
 

 
 

24.79. Jadi Kitab ini ada yang terdiri dari berbagai versi jilid, ada yang terdiri 

dari 20 jilid dan 24 jilid. 

a. Sumber penafsiran 

Secara umum, kitab ini menggunakan model bil-ma’tsur80 dan  Tafsī r 

bi al-ra’yi. Dikatakan demikian karena sebagian besar penafsiran disertakan 

hadist-hadis dan juga menampilkan pendapat ulama. Setelah itu, Al-Qurt ubī  

menjelaskan ayat-ayat yang ditafsīr . Ia juga menjadikan riwayat sebagaai 

penguat argumennya81. Meskipun demikian yang mendominasi dari tafsir ini 

ialah bi al-ma’tsur. 

b. Sistematika Penulisan Kitab 

Tafsīr  ini disajikan dengan menggunakan sistematika penulisan tartīb 

mushāfi, yakni penyusunan diurutkan berdasarkan urutan ayat dan surah 

sesuai dengan mushaf usmani yakni dari al-Fa tihah ke surah an-Na s. 

c. Metode (Manhāj) 

Dalam jurnal "‘Meninjau Tafsī r Al-Ja mi’ Lī  Ahka mi Al-Qur’a n Karya 

Imam Al-Qurt ubī : Manhaj Dan Rasionalitas’" disebutkan bahwa metode yang 

digunakan ialah metode tahlīlī82. Penulis beranggapan hal ini ditinjau dari 

                                                         

79Abdul Rohman, Ahmad Jalaluddin Rumi Durachman, and Eni Zulaiha, ‘Menelisik 
Tafsir Al-Ja mi’ Li Ahka m Al-Qura n Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak Dan Manhaj’, Al-
Kawakib, 3.2 (2022), 95–108 <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i2>. 

80Ahmad Naqiuddin, ‘Makna Mala’ Menurut Imam Alqurthubi (Kajian Analisis)’ 
(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022). 

81Husnul Hakim IMZI, Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir 
Dari Masa Klasik Sampai Kontemporer) (Jakarta: Lingkar Studi Al-Qur’an Tabarakarrahman, 
2019). 

82Muhammad Rifaldi and Muhammad Sofian Hadi, ‘Meninjau Tafsir Al-Ja mi’ Lī  
Ahka mi Al-Qur’a n Karya Imam Al-Qurt ubī : Manhaj Dan Rasionalitas’, Jurnal Iman Dan 
Spiritualias Program Studi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1.1 
(2021), 92–100 <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11529>. 
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sistematikanya yakni mushāfi83. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa 

substansi dari tafsīr  menggunakan metode tahlīlī oleh Al-Qurt ubī  terletak 

pada pendekatan rinciannya, di mana beliau berusaha menjelaskan setiap 

aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an secara mendetail. Sebagai 

contoh, ketika Al-Qurt ubī  menafsirkan Surah al-Fa tihah, beliau membaginya 

ke dalam beberapa bab yang mencakup berbagai aspek, seperti keutamaan 

nama Surah al-Fa tihah, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, bab 

Ta’min (bacaan amin), dan bab tentang Qira ’at dan I’ra b.84 Walaupun 

kemudian jika dilihat dari penafsiran Al-Qurt ubī  yang banyak menggunakan 

riwayat. 

Al-Qurt ubī  mengadopsi sepuluh metode khusus dalam penulisan kitab 

Tafsīrnya, yang melibatkan:85 

1. Penafsiran ayat Al-Quran dengan menggunakan metode al-Ma’tsur dan 

al-Ra’yi, serta melakukan penentuan pilihan (tarjih) ketika terdapat 

riwayat yang saling bertentangan. 

2. Merujuk pendapat kepada pemiliknya dan menghubungkan hadits-

hadits dengan penulisnya. 

3. Mengumpulkan beragam pendapat dalam kasus pertentangan, dan 

jika diperlukan, melakukan penentuan pilihan (tarjih) berdasarkan 

dalil. 

                                                         

83Moh Amin Suma, Pengantar Tafsir Ahkam (RajaGrafindo Persada, 2001).Sholeh. 

84Muhammad Nur Iqbal, ‘Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat AlAhkam 
Dan Al- Qurthubi Al-Jam’I Li Ahkam Al-Qur’an’, Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis, 1.2 
(2022), 139–64. 

85Rohman, Durachman, and Zulaiha. 
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4. Menjelaskan ayat-ayat hukum jika terkait dengan hukum, namun jika 

tidak, hanya menyertakan tafsir dan takwilannya. 

5. Menyebutkan sebab turunnya ayat, kemudian, jika terdapat variasi 

riwayat, menggabungkannya; jika tidak memungkinkan, melakukan 

penentuan pilihan (tarjih) berdasarkan dalilnya. 

6. Memperhatikan masalah kebahasaan dan memperkuatnya dengan 

menggunakan syair-syair Arab. 

7. Tidak mengikuti dengan fanatisme terhadap satu madzhab tertentu, 

dan pendiriannya didukung oleh dalil. 

8. Memperhatikan hukum berdasarkan hadits-hadits. 

9. Menyebutkan penyebab perbedaan pemahaman terhadap suatu 

permasalahan. 

10. Mengaitkan variasi bacaan (qira’at) kepada pemiliknya, menjelaskan 

tingkatannya, dan menunjukkan maknanya secara bahasa, tafsir, fiqih, 

serta melakukan penentuan pilihan (tarjih) antara keduanya 

d. Corak (Laun) 

Kitab ini tergolong bercorak fiqh karena masalah hukum lebih 

mendominasi dengan penjelasan yang cukup luas86. Selain itu, terlihat juga 

dari segi namanya al-Jāmi' Lī Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin limā 

Tadhamanahu min as-sunnah wa Ayi al-Qur’ān, yang berarti Himpunan 

Hukum-hukum Al-Qur’an dan Penjelasan Terhadap Isi Kandungannya dari al-

Sunnah dan Ayat-Ayat Al-Qur’an. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

kitab tersebut berisi hukum-hukum. 

                                                         

86IMZI. 



38 
 

 
 

e. Rujukan 

Dalam muqaddimah kitabnya, Al-Qurt ubī  menjelaskan bahwa beliau 

semua yang dituangkan dalam kiabnya dikutip langsung dari pemiliknua, 

begitu juga dengan hadis-hadis Nabi, ia selalu menyebutkan penulis kitab-

kitab hadis yang diacu. Menurutnya hal ini diambil sebagai bagian dari upaya 

mencapai keberkahan dalam ilmu.  

Adapun rujukan atau referensi kitab yang digunakan Al-Qurt ubī  

termasuk beberapa kitab, diantaranya:87 tafsīr al-Muharrar al-Wajīz karya Ibn 

‘Atiyah (w.546), al-Nukat wa al-‘Uyūn karya al-Mawardi (w.450), Tafsīr Abi 

Laits al-Samarqandi karya Abi Laits al-Samarqandi (w.375), Tafsīr al-Baghawi 

karya Imam al-Baghawi (w.516), Tafsīr  al-Wasīth dan Asbāb an-Nuzūl karya 

al-Wahidi, Ma’ānil Qur’ān, I’rāb al-Qur’ān dan al-Nāsikh wa al-Mansukh karya 

Abu Ja’far al-Nahha s (w. 338), al-Tamhīd, al-Istdhkār, al-Kāfī, dan al-Durar fī 

Ikhtisār al-Siyar karya Abu Umar Ibn Abd al-Barr (w. 463), Ahkām al-Qur’ān 

dan al-Qabad Sharh al-Muwaththa’ karya Abu Bakr Ibn al-‘Arabi (w. 543), 

Ma’āni al-Qur’ān karya al-Akhfash Sa’ī d (w.211), Ma’āni al-Qur’ān karya  

Yahaya bin Ziyad al-Farra’ (w. 207), Ma’āni al-Qur’ān karya Abu Isha q al-Zuja j 

(w. 311), Majāz al-Qur’ān karya Abu Ubaidah (w. 210), Ahkām al-Qur’ān karya 

al-Kaya  al-Hara si (w. 504), al-Mufhim karya Abi al-Abba s Al-Qurt ubī  (w. 656), 

al-Mudawwanah li Aqwāl Mālik (w.179), riwayat Sahnun (w. 240) dari 

Abdurrahman bin Qa sim (w. 191), al-Ma’unah karya al-Qa dlī  Abd al-Wahha b 

al-Baghda dī  (w. 422), Al-Burhān karya al-Juwaini (w. 478). Kitab-kitab hadis, 

seperti Kutubat-Tis’ah (Shahih Bukhāri, Muslim, Sunan Abī Daud, al-Tirmizi, 

al-Nasā’i, Ibn Mājah, Muwaththa’ Mālik, Sunan al-Dārimi dan Musnad Ahmad 

bin Hambal), Mushannaf Abi Bakr bin Abi Syaibah (w. 230), Musnad al-Bazza r 

                                                         

87Sholeh. 
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(w. 292), Shahih Ibn Hibbān (w. 354), Sunan Al-Daruquthni (w. 385), Sunan al-

Baihaqī (w. 458), al-Ahkām al-Sughrā karya Abu Muhammad Abdul Haq al-

Isbī lī  (w. 582), As-Siyar wa al-Maghāzi karya Ibn Ishak (w. 151), dan al-

Magha zi al-Waqī dī  (w. 207), ar-Risālah al-Qusyairīyah karya Abu al-Qa sim al-

Qusyairī  (w. 465), Nawādir al-Ushūl karya at-Tirmdzī  (w. 320), ‘Arā’is al-

Majālis karya Abi Ishaq as-Tha’labi (w. 427), al-Asmā’ wa as-Shifāt karya al-

Baihaqi (w. 458), al-Manhāj fī Syu’ab al-Īmān karya al-Halimi (w. 403), al-

Irsyād karya al-Juwainī (w. 478), Istiqāq Asmā’ Allah al-Husnā karya al-Zujājī 

(w. 240).    

Pada pembukaan kitab ini, Al-Qurt ubī  menjelaskan tentang tata cara 

berinteraksi dengan Al-Qur’an, diantaranya88 : 

1. Kelebihan dan keutamaan Al-Qur'an meliputi petunjuk-petunjuk di 

dalamnya, anjuran untuk mempelajarinya, membacanya, 

mendengarkannya, dan mengamalkannya. Orang yang belajar dan 

menghayati Al-Qur'an dihargai dengan keutamaan khusus. 

2. Panduan membaca Al-Qur'an, anjuran untuk mengajarkannya kepada 

orang lain, serta peringatan untuk menjauhi perilaku riya' (pamer) 

sebagai bentuk ketulusan dalam mempelajari dan mengamalkan 

ajaran Al-Qur'an. 

3. Etika dalam membawa Al-Qur'an melibatkan tindakan-tindakan 

penghormatan terhadap kitab suci, dengan menjaga kebersihan dan 

menjauhi perilaku yang tidak pantas. Langkah-langkah tertentu perlu 

diambil untuk menghormati Al-Qur'an dengan baik. 

                                                         

88Sholeh. 
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4. Pembahasan tentang tujuh huruf, sejarah pengumpulan Al-Qur'an, tata 

letak susunan surat dan ayat-ayatnya, serta aspek-aspek lain yang 

terkait dengan pengetahuan tentang Al-Qur'an (ulūm al-Qur’ān)89. 

Tafsī r Al-Qurt ubī  dianggap sebagai ensiklopedia besar yang kaya ilmu. 

Keistimewaannya meliputi pembahasan mendalam mengenai hukum-hukum 

dalam Al-Qur'an, takhrij hadits yang dikutip secara langsung dari perawi, dan 

upaya untuk menghindari cerita Isrā'illiyyāt dan hadits palsu. Meskipun 

demikian, terdapat beberapa kesalahan kecil terkait cerita Isra'iliyyat dan 

hadits palsu yang terlewat tanpa komentar. Al-Qurt ubī  juga berusaha 

menjelaskan bahwa cerita yang dapat merusak kesucian malaikat dan nabi, 

atau membahayakan akidah, dianggap batil atau dhā'if (lemah)90. 

C. Metode Muqāran / Metodologi Tafsīr  

Secara bahasa muqa ran berasal dari akar kata ِ
َ
رَن

َ
ِ-ق

ُ
ارِن

َ
ة-يُق

َ
رَن
َ
مُق  yang 

artinya perbandingan (komparatif).91 Sedangkan menurut istilah ialah proses 

membandingkan ayat-ayat Al-Qur’an, dimana ayat-ayat-tersebut memiliki 

persamaan dan kemiripan redaksi tentang masalah atau kasus yang berbeda, 

atau redaksi yang berbeda atas masalah atau kasus yamg sama atau diduga 

sama.92 

Said Agil menjelaskan bahwa metode Tafsir al-Qur'an yang dikenal 

sebagai metode Tafsir muqaran melibatkan pendekatan di mana seorang 

mufassir mempertimbangkan sejumlah ayat al-Qur'an. Selanjutnya, mereka 

                                                         

89IMZI. 

90Abu  ‘Abdilla h Muh ammad bin Ah mad bin Abu  Bakar bin Fath al-Ans harī  al-Khazrajī  
al-Andalusī  Al-Qurt ubī . 

91Hasibuan, Ulya, and Jendri. 

92Anshori. 
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menyajikan pandangan pribadi mereka serta membandingkan berbagai 

aspek dan pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an. Agil juga 

menunjukkan bahwa corak penafsiran beberapa mufassir dapat dipengaruhi 

oleh bidang ilmu yang mereka kuasai..93 

Selanjunya metode muqāran terdapat 3 aspek diataranya:94  

1. Metode perbandingan antar ayat dalam Al-Qur'an, seperti yang 

dijelaskan oleh M. Quraish, menitikberatkan pada ayat-ayat yang 

memiliki kesamaan redaksi dalam dua atau lebih masalah atau situasi 

yang berbeda, atau ayat-ayat dengan redaksi yang berbeda dalam 

situasi atau masalah yang dianggap serupa. Fokusnya terbatas pada 

perbandingan redaksi ayat-ayat Al-Qur'an dan tidak membahas 

perbedaan makna, yang lebih diuraikan dalam konteks nasikh dan 

mansukh. Namun, menurut Nashruddin Baidan, perbandingan ini juga 

mencakup analisis makna dari setiap ayat yang dibandingkan. Dalam 

Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang memiliki redaksi yang mirip 

tersebar di berbagai surah, membentuk nuansa makna tertentu. 

2. Dalam perbandingan antara ayat Al-Qur'an dan hadis, langkah 

awalnya adalah menilai keandalan hadis, memastikan bahwa hadis 

tersebut bukanlah hadis lemah. Kemudian, mufassir menganalisis 

latar belakang perbedaan dan pertentangan antara ayat Al-Qur'an dan 

hadis yang saling berhubungan. Fokusnya adalah pada ayat-ayat Al-

Qur'an yang tampaknya bertentangan dengan hadis Nabi saw. 

                                                         

93Said Agil Husain Al-Munawwar and Masykur Hakim, I’jaz Al-Qur’an Dan Metodologi 
Tafsir (Semarang: CV. Toha Putra, 1994). 

94Abdul Manaf, ‘Empat Metode Dalam Penafsiran Al-Qur’an’, Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-
Qur’an Dan Tafsir, 3.2 (2023), 212–37. 
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3. Dalam perbandingan antara mufassir, yang dalam dasarnya 

melibatkan penggabungan pendapat para mufassir tentang ayat atau 

surah tertentu, yang kemudian dibandingkan. Dalam pendekatan ini, 

mufassir membandingkan penafsiran dari ulama Tafsī r, baik dari 

generasi awal maupun yang lebih modern, serta menggunakan 

berbagai metode penafsiran, baik yang metode Tafsīr  bi al-ma’tsur 

maupun bi ar-ra’yi. 

Selain aspek atau pembagian metode muqāran, juga terdapat 

kelebihan metode tafsīr  muqāran diantaranya:95   

 Mendorong sikap toleransi terhadap pendapat orang lain/ 

 Sangat bermanfaat bagi orang-orang yang ingin memahami berbagai 

pendapat mengenai suatu ayat. 

  Mufassir terdorong untuk mengkaji ayat, hadis dan pandangan 

mufassir lain. 

Selain kelebihan tentunya juga terdapat kekurangan dalam metode 

tafsīr  muqāran diantaranya:96 

 Kurang cocok untuk pemula. 

 Kurang efektif dalam mengatasi permasalahan sosial, fokus pada 

perbedaan daripada solusi. 

 Cenderung menelusuri penafsiran ulama tanpa banyak kontribusi ide 

baru dari mufassir, kecuali jika ada kreatifitas khusus dari mufassir 

tersebut.  

                                                         

95Abd. Hadi, Metodologi Tafsir ; Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer 
(Surabaya: Griya Media, 2020). 

96Hadi. 
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BAB III  

PENAFSIRAN KESETARAAN PADA QS AN-NŪR/24: 26. 

A. Teks dan Terjemah Ayat 

بِٰ يِّ
َّ
ِلِلط

َ
بُوْن يِّ

َّ
ِوَالط نَ بِي ْ يِّ

َّ
ِلِلط

ُ
بٰت يِّ

َّ
ِوَالط

ِۚ
تِ
ٰ
بِيْث

َ
خ
ْ
ِلِل

َ
وْن

ُ
بِيْث

َ
خ
ْ
ِوَال نَ بِيْثِي ْ

َ
خ
ْ
ِلِل

ُ
ت
ٰ
بِيْث

َ
خ
ْ
ل
َ
ِا

ِۚ
تِ

ِ
َ
ك ىِٕ

ٰٰۤ
ول
ُ
رِيْمٌِا

َ
كِ
ٌ
ق
ْ
رِز ِوَّ

ٌ
فِرَة

ْ
غ هُمِْمَّ

َ
ِل
ۗ َ
وْن

ُ
وْل
ُ
يَق اِ ِمِمَّ

َ
ءُوْن َّ  ِࣖمُبََ

Terjemahnya : 

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki 
yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan 
perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki 
yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang 
baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan 
dan rezeki yang mulia97 

B. Asbābun Nuzūl 

Asbābun Nuzūl terdiri dari 2 kata yakni asbāb dan nuzūl. Secara bahasa 

asbābun berasal dari bahasa arab ِ
َ
اب(بَِسِْ)ا  yang merupakan bentu jamak dari 

sabab َِب(بَِ)س  bermakna sebab. Selanjutnya nuzu l berasal dari akar kata 

ل-)نزل ن نزولا(-يبن  bermakna turun.98 

Sementara secara istilah asbābun Nuzūl adalah suatu hal yang menjadi 

sebab turunnya suatu ayat, sekelompok ayat atau satu surat Al-Qur’an kepada 

Nabi Muhammad SAW.  Penyebab tersebut dapat berupa peristiwa yang 

terjadi pada zaman kenabian atau pertanyaan yang diajukan oleh Nabi.99 

Syaikh Manna Al-Qaththan dalam bukunya Pengantar Studi Al-Qur’an 

menjelaskan bahwa asbābun Nuzūl ialah sesuatu yang menyebabkan 

turunnya al-Qur’an sebagai penjelas atas apa yang terjadi baik berupa 

                                                         

97Kementerian Agama RI h. 352. 

98Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 
2018). 

99Yunahar Ilyas, Kuliah Ulumul Qur’an, Cetakan 1 (Yogyakarta: Itqan Publishing, 
2013). 
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peristiwa ataupun pertanyaan100. Quraish Shihab juga berpendapat meskipun 

definisi asbābun Nuzūl bervariasi, riwayat-riwayat dapat berfungsi sebagai 

jawaban atas pertanyaan atau sebagai komentar/petunjuk hukum terkait 

satu atau dua kejadian. Komentar tersebut dapat muncul sebelum maupun 

setelah turunnya ayat. Jika terdapat peristiwa yang dapat menjelaskan 

hukumnya atau memberikan panduan terkait peristiwa tersebut, maka 

peristiwa tersebut dapat disebut sebagai asbābun Nuzūl, tanpa memandang 

jumlah peristiwa yang terjadi101. 

Berdasarkan penjelasan di atas asbābun nuzūl QS an-Nu r/24: 26 

dijelaskan dalam Tafsī r Jala lain dari Abdur Rahman Ibnu Zaid menceritakan 

bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan tuduhan kepada Siti Aisyah 

berzina oleh orang munafik. Lalu dengan ayat inilah Allah swt. membersihkan 

namanya dari tuduhan itu.102  

Sebagaimana Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad para 

perawinya terpercaya dari Abdurahman bin Zaid bin Aslam tentang firman 

Allah swt. “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji,” ia 

berkata,, “Ayat ini turun mengenai Aisyah saat orang munafik menuduhnya 

dengan kebodohan dan dusta lalu Allah swt. membebaskan dari itu.”103 

    Ath –Thabrani meriwayatkan dengan dua sanad dan salah satunya 

lemah dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ayat berikut turun, “Perempuan-

perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji,” mengenai orang-orang yang 

                                                         

100Al-Qaththan. 

101M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda 
Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an, Cetakan 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2013). 

102Imam Jalaluddin Al-Mahalli and Imam Jalaluddin As-Suyuti, ‘Tafsir Jalalain Jilid 2’ 
(Sinar Baru Algesindo), pp. 1–1417. 

103Imam As-Suyuthi, Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an, Cetakan 2 
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014). 
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melakukan tuduhan dusta kepada istri-istri Nabi Muhammad Nabi 

Muhammad saw. 104 

    Ath-Thabrani meriwayatkan dari al-Hakam bin Utbah, ia berkata, 

“Ketika orang-orang tenggelam dalam membicarakan Aisyah, Rasulullah SAW. 

mengirim utusan kepada Aisyah dan berkata, “Wahai Aisyah, apa yang telah 

dikatakan orang-orang?” Aisyah menjawab, “Aku tidak akan memberikan 

alasan dengan sesuatu pun sampai turun alasanku dari langit.” Lantas Allah 

menurunkan lima belas ayat mengenai Aisyah dalam Surah An-Nu r. 

Selanjutnya beliau membaca ayat itu sampai kepada ayat, “Perempuan-

perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji,” Hadis 

ini mursāl dengan isnad sahīh105. 

1. Kronologis Cerita Aisyah r.a dalam Tafsir An-Nūr106  

Ketika Rasulullah pergi ke medan perang, salah satu kebiasaannya 

adalah melakukan undian di antara isteri-isterinya untuk menentukan siapa 

yang akan mendampinginya. Pada kali ini, Aisyahlah yang terpilih melalui 

undian tersebut. Pada bulan Syakban tahun 5 Hijriah, Rasulullah menyiapkan 

pasukan untuk menghadapi Bani Mushtaliq yang akan menyerang. Golongan 

ini dipimpin oleh al-Harits ibn Abidh Dhira'. Rasulullah berangkat dengan 

pasukan sahabatnya dan sejumlah orang munafik yang belum pernah 

berperang sebelumnya. Setelah berhasil mengalahkan Bani Mushthaliq, 

menawan keluarga mereka, serta meraih harta rampasan perang, Rasulullah 

kembali ke Madinah. Selama perjalanan pulang, mereka berhenti di suatu 

tempat dan saat istirahat, Aisyah pergi untuk buang air, 

                                                         

104As-Suyuthi. 

105As-Suyuthi. 

106Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, ‘Tafsir Al-Qur’an Al-Majid “Al-Nur” Jilid 
4’, in 1-5 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), pp. 2781–3682. 
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Setelah kembali ke perkemahan, Aisyah menyadari bahwa kalung 

pinjamannya hilang. Kalung tersebut dipinjamnya dari saudaranya. Ia pun 

kembali ke lokasi diperkirakan kalungnya jatuh. Sementara itu, pasukan 

melanjutkan perjalanan. Tanpa disadari, para pemikul tandu yang seharusnya 

membawa Aisyah juga ikut bergerak, tanpa mengetahui bahwa Aisyah tidak 

berada di dalamnya. Karena Aisyah memiliki tubuh yang kecil dan jumlah 

pemikul tandu cukup banyak, mereka tidak menyadari keberadaan Aisyah 

yang belum naik ke tandu. Setelah kalungnya ditemukan, Aisyah kembali ke 

perkemahan dengan harapan para pemikul tandu akan kembali 

menjemputnya setelah menyadari bahwa dia tidak berada di dalam tandu. 

Saat menunggu pasukan kembali menjemputnya, Aisyah akhirnya 

tertidur karena kelelahan. Namun, tidak hanya Aisyah yang terlambat, 

Shafwan ibn Mu'aththal as-Sulamy juga terjebak dalam situasi yang sama. 

Ketika dia terbangun dari tidurnya, dia terkejut menemukan bahwa pasukan 

telah pergi. Kejutan bertambah saat dia menyadari bahwa seorang 

perempuan yang ternyata adalah Aisyah, istri Rasulullah, juga tertidur dan 

tertinggal bersamanya. Setelah sejenak berpikir, Shafwan memutuskan untuk 

segera melanjutkan perjalanan dan membawa Aisyah naik ke kendaraannya 

tanpa berkata sepatah kata pun padanya. Dia kemudian memimpin 

kendaraannya untuk mengejar pasukan yang telah berangkat lebih dulu. 

Ketika anggota pasukan melihat kedatangan Shafwan bersama Aisyah, 

beberapa di antaranya mulai berbicara dan menyebarkan gosip tentang 

hubungan mereka. Abdullah ibn Ubay bahkan menuduh Aisyah berbuat tidak 

senonoh dengan Shafwan. Begitu pasukan tiba di Madinah, gosip tersebut 

semakin meluas di masyarakat. Rasulullah, mendengar tuduhan negatif 

terhadap istrinya, tidak bisa hanya diam. Dia mengadakan musyawarah 
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dengan para sahabatnya, termasuk Ali yang secara implisit menyarankan agar 

Rasulullah menceraikan Aisyah. Namun, Usamah menentang gagasan 

tersebut, memohon agar Nabi tidak menghiraukan fitnah yang disebarkan 

oleh musuh-musuhnya. 

Setelah tiba di Madinah, Aisyah jatuh sakit selama sekitar sebulan, 

sehingga dia tidak terlalu mengetahui gosip yang beredar tentang dirinya. 

Namun, dia merasa bahwa Rasulullah tidak meragukannya, meskipun dia 

merasa kurang mendapat perhatian seperti biasanya saat sakit. Setelah 

sembuh, barulah dia mengetahui tentang tuduhan yang dilontarkan orang-

orang terhadapnya, yang membuatnya merasa sangat tersakiti secara 

emosional. 

Suatu hari, Rasulullah mengunjungi Aisyah, yang kemudian memohon 

izin untuk kembali ke rumah orang tuanya. Nabi memberikan izinnya. Ketika 

tiba di rumah ayahnya, Abu Bakar, ibunya mencoba menenangkan Aisyah. Dia 

memberikan nasihat bahwa perempuan cantik yang memiliki suami yang 

mempunyai istri lebih dari satu sering kali menjadi sasaran fitnah. 

Mendengar nasihat tersebut, Aisyah merasa sangat terpukul, menangis 

sepanjang malam tanpa bisa tidur. 

Setelah sebulan tanpa turunnya wahyu, akhirnya datang wahyu yang 

membersihkan Aisyah dari tuduhan perselingkuhan. Rasulullah 

memerintahkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali bagi orang-orang yang 

menyebarkan fitnah tentang Aisyah, tetapi Abdullah ibn Ubay tidak dicambuk 

karena tidak terbukti bahwa dia yang menyebarkan tuduhan palsu tersebut. 

Beberapa sahabat, seperti Misthah ibn Athatha, Hasan ibn Tsabit, dan 

Hammnah binti Jahsh, dikenai hukuman cambuk, mereka merupakan 
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mukmin yang taat dan telah bertaubat. Meskipun demikian, kisah ini terdapat 

dalam kitab-kitab Shahih, Sunan, Musnad, dan karya-karya lainnya. 

2. Kronologis Cerita Aisyah r.a dalam Tafsir Al-Qurṭubī107 

Ketika Rasulullah membawa Aisyah dalam perang Bani Mushthaliq, 

yang dikenal sebagai Perang Al-Muraisi', ketika kembali dekat dengan 

Madinah, beliau memerintahkan agar berangkat pada malam hari. Aisyah 

segera berdiri saat perintah itu disampaikan, dan dia berjalan melewati 

tentara untuk hajatnya. Namun, ketika selesai, Aisyah menyadari bahwa 

kalung manik-manik Yaman yang dipakainya telah putus. Dia mencari kalung 

itu dan terhenti karena upayanya. Setelah menemukannya, dia kembali ke 

pasukan, tetapi tak menemukan siapa pun karena mereka sudah berangkat. 

Pada saat itu, dia adalah seorang wanita muda yang kurus. 

Kemudian pasukan mengangkat sekedup tidak sadar tidak ada Aisyah 

di dalam sekedup tersebut. Sekembalinya Aisyah dari mencari kalung, ia tidak 

menemukan seorang pun, semun orang telah menlanjutkan perjalanan 

pulang. maka ia pun berbaring dan berharap agar pasukan menyadari 

ketidakadaannya di dalam sekedup yang merrka angkat. Selang beberapa ia 

mendengar seseorang berkata "Innaa Lillahi wa inna Ilaiki raaji'uun" yang 

membuatnya terbangun dan melihat terdapat Shafwan yang pada waktu itu 

bertugas sebagai penjaga pasukan belakang dikarenakan keberaniannya. 

Terdapat satu pendapat yang mengatakan bahwa Aisyah terbangun 

karena Shafwan kembali. Shafwan kemudian turun dari untanya, dan Aisyah 

pun naik ke atas unta itu. Kemudian Shafwan menuntun untanya sampai ke 

                                                         

107Abu  Abdilla h Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr binFarih al-Ansha rī  al-Khuzra jī  
Syamsu al-Dī n Al-Qurt ubī , ‘Tafsī r Al-Qurt ubī  Juz XII’, in Juz 1-20, Cetakan 8 (Kairo: Da r al-
Kita b al-Misriyah, 1964). 
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pasuka di sungai Azh-Zhahirah. Melihat hal tersebut, orang-orang kemudian 

menyebarkan berita bohong. 

C. Makna dan Kosakata 

بِيْث .1
َ
  خ

Kata khabīs )بِيْث
َ
-berasal dari akar kata khabutsa-yakhbutsu )خ

khubtsan ِ
َ
بُث

َ
ِ-)خ

ٌ
بُث

ْ
ا(-يَخ

ً
بْث
ُ
خ  artinya busuk, keji, buruk, jahat108. ِ

ُ
ت

ٰ
بِيْث

َ
خ
ْ
ل
َ
  ا

ialah sesuatu yang tidak disukai karena dianggap jelek dan hina, baik bersifat 

fisik atau non fisik. Kata ini mencakup keyakinan yang rusak, perkataan yang 

bohong dan perbuatanyang buruk. Pada ayat ini dijelaskan bahwa pilihan-

pilihan yang jelek ialah untuk sesamanya109. 

2. ِ
َ
بيِِّط   

Kata thayyib ِ
َ
ب(يِِّ)ط  berdasar dari kata thāba-yathību َِب

َ
يَطِيْبُ(-)ط  

memiliki arti baik, suci, bagus, lezat. Menurut Al-Ashfahani, kata ini memiliki 

makna dasar sesuatu yang disukai oleh alat indra dan jiwa manusia110. Pada 

ayat ini ل
َ
ِا

َ
بيِِّط  disini memberi peringatan bahwa setiap perbuatan baik akan 

lahir atau berasal dari orang baik (mukmin) pula.111 

3. ِ
ٌ
فِرَة

ْ
غ   مَّ

Kata maghfirah (ِ
ٌ
فِرَة

ْ
غ (مَّ  bermakna ampunan. Kata ini berasal dari akar 

kata َِر
َ
ف
َ
فِرُِِ-)غ

ْ
رًا(ِ-بَغ

ْ
ف
َ
غ  artinya menutup sesuatu112. Kata ini juga berarti 

menutup sesuatu yang dapat mecegah dari kotoran. dari pernyataan tersebut 

                                                         

108Yunus. 

109Ar-Ra ghib Al-Ashfaha ni, ‘Al-Mufrada t Fī  Gharī bil Qur’a n, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, 
Kamus Al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam Al-Qur’an Jilid 
1’, in Jilid 1-3, Cetakan 1 (Depok, 2017), pp. 1–803. 

110Muhammad Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, Cetakan 1 
(Jakarta, 2007). 

111 Al-Ashfaha ni. 

112Yunus. 
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lahirlah وِعَاء
ْ
ِال ي ِ

ِفن
َ
وْبك

َ
فرِْث

ْ
 yang berarti pakaikan kainmu pada bejana atau اِغ

kalimat ِ
َّ
اِن
َ
ِف

َ
وْبَك

َ
ِث
ْ
وَسَخِِاِصْبِغ

ْ
ِلِل رُ

َ
ف
ْ
غ
َ
ِأ
ُ
ه  yang bermakana pakailah bajumu , 

karena hal itu dapat menjagamu dari kotoran. Kalimat ِ
ّ

ِاللّ ِمِنَ
ُ
رَان

ْ
ف
ُ
غ
ْ
 atau ال

ل
ْ
فِرَِا

ْ
ِمَغ

ّ
ِاللّ ِمِنَ ة  yang bermakna Allah swt. menjaga hamba-Nya agar tidak 

terkena siksa.113 

ق .4
ْ
  رِز

Kata rizq )ق
ْ
ِ berasal dari akar kata )رِز

َ
ق
َ
ِ-)رَز

ُ
ق
ُ
ا(ِ-يَرْز

ً
ق
ْ
رِز  yang secara 

bahasa bermakna sebuah “pemberian” dalam hal ini baik ditentukan atau 

sebaliknya, baik dalam hal makanan perut atau kekuasaan dan ilmu.114 Selain 

itu,  kata ini juga biasa diartikan sebuah pemberian baik pemberian duniawi 

maupun ukhrawi, kadang juga diartikan sebagai sesuatu yang masuk ke 

dalam mulut untuk dimakan.115 

رِيْم .5
َ
  ك

Kata karīm ِ)رِيْم
َ
)ك merupakan kata yang berasal dari kata karama-

yakrumu َِرَم
َ
رُمُ(-)ك

ْ
يَك yang terdiri dari 3 huruf yakni huruf kāf  ()اف

َ
ك , rā ِ)رَاء(ِ , 

dan mīm )مِيْم( dimana pada kamus bahasa arab bermakna kemuliaan, 

keistimewaan sesuai objek, berharga, terhormat. Kata ini juga menunjukkan 

salah satu sifat Allah SWT. yaitu Maha Pemurah atas segala apa yang 

diberikannya.116 

D. Munāsabah  

Secara etimologis, kata "Muna sabah" memiliki akar kata dari bahasa 

Arab, yaitu ناسب (nāsaba), يناسب (yunāsibu), dan مناسبة (munāsabatan), 

                                                         

113 Al-Ashfaha ni. 

114Muhammad Quraish Shihab. 

115 Al-Ashfaha ni. 

116Muhammad Quraish Shihab. 
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yang secara konseptual mencakup makna musyākalah (saling membentuk 

atau menyerupai) serta muqārabah (saling mendekati). Kata tersebut 

berkaitan dengan konsep " ن-س-ب " yang mengandung arti "terikatnya 

sesuatu dengan sesuatu yang lain". Dengan menggunakan penggalan huruf 

tersebut, dapat terbentuk kata "an-Nasab" yang mengindikasikan adanya 

keterkaitan atau hubungan dengan suatu perkara117. 

Secara istilah, terdapat banyak istilah diantara para ulama yang pada 

dasarnya memiliki maksud yang sama, diataranya :  

Menurut Jalaluddin al-Suyuti, konsep munāsabah ialah sebua 

keterkaitan hubungan makna yang menyatukan dua hal, baik dalam aspek 

umum dan khusus, rasional, fisikal, maupun imajinatif, serta berbagai jenis 

hubungan lainnya. selain itu juga mencakup relasi kausalitas, seperti 

hubungan sebab-akibat, antara sifat dan yang disifati, serta antara dua entitas 

yang serupa atau kontradiktif.118 

Menurut Manna’ al-Qaththan, konsep munāsabah merujuk pada aspek-

aspek hubungan antara kata-kata dalam satu ayat, antara ayat satu dengan 

yang lain, atau pun antara satu surah dengan surah lainnya dalam Al-

Qur'an119. 

Muhammad Quraish Shihab menguraikan bahwa dalam studi Al-

Qur'an, gagasan muna sabah mengacu pada kesamaan yang ada dalam 

beberapa aspek Al-Qur'an. Kesamaan ini dapat diamati baik antara surah 

                                                         

117Rifdah Farnidah, ‘Konsep Munasabah Dalam Al-Qur’an Perspektif Wahbah Az-
Zuhail (Studi Analisis TafsirAl-Munī r Fi Al-‘Aqī dah Wa Asy-Syarī ’Ah Wa Al-Manhaj)’, Nida’ Al-
Qur’an, 20.1 (2022), 1–19 <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/nidaquran>. 

118Rosa. 

119Farnidah. 
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maupun ayat-ayatnya, menghubungkan satu bagian dengan yang lainnya 

dalam Al-Qur'an120. 

Surah an-Nu r, yang terdiri dari 64 ayat, menguraikan berbagai hukum 

terkait pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, serta memberikan 

aturan terkait tukas, yaitu hukuman tuduhan yang diarahkan kepada Aisyah 

Ummul Mukminin oleh orang-orang munafik. Selain itu, surah ini 

menegaskan pentingnya menjaga pandangan dengan membatasi penglihatan, 

dan mendorong mereka yang tidak mampu menahan diri untuk menikah. 

Surah ini juga melarang pemaksaan terhadap budak untuk terlibat dalam 

perbuatan zina.121 

Adapun keterkaitan atau munāsabah dengan surah sebelumnya yakni 

surah al-Mu’minu n. Pada surat al-Mu’minu n, Allah swt.  menyatakan bahwa 

penciptaan makhluk tidak dilakukan secara sia-sia, melainkan dengan tujuan 

memberikan tanggung jawab atas perintah dan larangan. Dalam surat ini, 

Allah mengekspos sekelompok perintah dan sekelompok larangan.122 Salah 

satu larangannya ialah selain berzina juga larangan melontarkan tuduham 

zina kepada orang lain. 

 Selanjutnya terdapat beberapa keterkaitan dengan surah setelahnya 

yakni surah al-Furqa n diantaranya:123  

1. Surah sebelumnya, yakni Surah an-Nu r, mengakhiri dengan 

menyatakan bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan Penguasa langit 

                                                         

120Rachmat Syafe’i, Pengantar Ilmu Tafsir, Cetakan 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2006); 
Farnidah. 

121Ash-Shiddieqy, ‘Tafsir Al-Qur’an Al-Majid “Al-Nur” Jilid 4’. 

122Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama Republik Indonesia, 
‘Tafsir Ringkas Al-Qur’an Al-Karim Jilid 2’, in Jilid 1-2, Cetakan 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan 
Mushaf al-Qur’an, 2016), pp. 1–1026; Ash-Shiddieqy, ‘Tafsir Al-Qur’an Al-Majid “Al-Nur” Jilid 
4’. 

123Ash-Shiddieqy, ‘Tafsir Al-Qur’an Al-Majid “Al-Nur” Jilid 4’. 
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dan bumi. Sementara itu, surah yang kita bahas ini dimulai dengan 

menguatkan bahwa Allah adalah Maha Tinggi dan penuh dengan 

kebajikan-Nya, serta menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang 

sangat jelas bagi hamba-Nya. 

2. Surah sebelumnya, yaitu Surah an-Nu r, diakhiri dengan panggilan 

untuk mengikuti Rasul, sementara surah ini dimulai dengan memuji 

Rasul dan menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an 

kepada Rasul sebagai panduan untuk membimbing manusia menuju 

jalan yang benar. 

3. Dalam kedua surah an-Nu r dan surah al-Furqa n, dijelaskan tentang 

karakteristik awan, proses turunnya hujan, dan keajaiban Allah dalam 

menghidupkan kembali bumi yang sebelumnya gersang atau tandus. 

4. Kedua surat juga menjelaskan bahwa tindakan orang-orang kafir pada 

hari kiamat tidak akan memberikan manfaat apapun. 

5. Keduanya juga menguraikan peristiwa penciptaan manusia pertama. 

Adapun muna sabah atau ayat yang berkaitan dengan QS an-Nu r/24: 

26 ini dapat dikaitkan dengan QS an-Nu r/24:3. Allah SWT.  berfirman: 

ِْ ي ِ
انن لزَّ

َ
ِِا

َ
ِِل

ُ
كِح

ْ
ِِيَن

َّ
ِِاِل

ً
انِيَة

َ
وِِْز

َ
ِِا

ً
ة
َ
كِ
ْ ِِمُش 

 
ِۖ

ُ
انِيَة الزَّ ِِوَّ
َ
ِِل

ٓ
كِحُهَا

ْ
ِِيَن

َّ
انٍِِاِل
َ
وِِْز

َ
ِا

ِ
ٌ
ِك

ْ ِِمُش 
ِۚ
مَِۖ ِِوَحُرِّ

َ
لِك ِِذٰ

َ
مُِِعَل

ْ
نَِال مِنِي ْ

ْ
ؤ  

Terjemahnya:  

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina 
perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan 
tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-
laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang 
mukmin.124 

                                                         

124Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama Republik Indonesia, 
‘Qur’an Kemenag’, 2019 <https://lajnah.kemenag.go.id/>. 
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Ayat QS an-Nu r/24: 3 memperkuat prinsip yang terdapat dalam ayat 

sebelumnya, yaitu QS an-Nu r/24: 26. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki 

yang terlibat dalam perbuatan zina seharusnya menikah dengan perempuan 

yang juga terlibat dalam perbuatan zina. Ini sejalan dengan prinsip yang 

diungkapkan dalam ayat sebelumnya, bahwa perempuan yang memiliki 

perilaku buruk cocok untuk laki-laki yang memiliki perilaku buruk, dan 

sebaliknya. Demikian pula, laki-laki yang memiliki perilaku buruk sesuai 

untuk perempuan yang memiliki perilaku buruk.. 

E. Penafsiran QS an-Nūr/24: 26  

1. Penafsiran T.M Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsīr An-Nūr  

Adapun penafsiran T.M Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap QS an-Nu r/24: 

26 yang terdapat dalam Tafsī r An-Nu r Jilid 4 dikatakan bahwa perempuan-

perempuan yang buruk akhlaknya ialah untuk laki-laki yang seperti itu juga. 

Dengan demikian bagaimana bisa memfitnah Aisyah r.a istri Nabi Muhammad 

saw. tidakkah kita tau sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa 

perempuan buruk untuk laki-laki buruk, begitupun sebaliknya karena dengan 

itulah seseorang bisa tinggal bersama dengan pasangannya125.  

Nabi Muhammad saw. adalah orang yang paling baik, sudah dapat 

dipastikan Aisyah r.a juga perempuan yang paling baik. Dengan demikian, 

fitnahan yang dilontarkan untuk Aisyah r.a dan Shafwan hanyalah sebuah 

tuduhan yang berasal dari orang-orang munafik dengan kata lain dari orang 

yang buruk pekertinya. Mereka adalah orang-orang yang baik budi 

                                                         

125Ash-Shiddieqy, ‘Tafsir Al-Qur’an Al-Majid “Al-Nur” Jilid 4’. 
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pekertinya. Merekalah yang akan mendapatkn ampunan Allah swt. dan 

balasan surga Allah swt126.  

Sebagai kesimpulan Hasbi mengemukakan bahwa pada ayat ini Allah 

swt. menjelaskan ini adalah hukum umum dimana orang-orang yang 

melontarkan fitnah atau tuduhan untuk wanita yang telah menikah dan 

masih bersuami  yang bersih hatinya itu, Allah swt. akan menjauhkannya dari 

rahmat-Nya dan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Kecuali mereka 

bertaubat dengan bersungguh-sungguh (taubat nasuha)127. 

Selain itu, Allah swt. juga menjelaskan terdapat kebiasaan yang 

berlaku dalam memilih pasangan yakni perempuan yang baik pasti memilih 

atau mencari laki-laki yang baik dan perempuan yang buruk mencari 

pasangan yang buruk. Sebagaimana Nabi Muhammad saw. ialah orang yang 

paling baik akhlaknya, pastilah Aisyah r.a juga seperti itu.128 

2. Penafsiran Al-Qurṭubī dalam Tafsīr Al-Qurṭubī  

Penafsiran terhadap QS an-Nu r/24: 26 yang mendalam dapat 

ditemukan dalam Tafsir Al-Qurt ubī , tercatat dalam jilid 12. Dijelaskan bahwa 

Ibnu Zaid memberikan interpretasi bahwa wanita-wanita yang keji sesuai 

untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji juga cocok untuk wanita yang 

keji. Begitu pula sebaliknya, bahwa wanita-wanita dan laki-laki yang baik 

sepadan untuk yang baik. 

Para ahli tafsir seperti Mujahid, Ibnu Jarir, Atha', dan sebagian besar 

pakar tafsir lainnya menyatakan bahwa makna ayat ini adalah bahwa 

perkataan yang jelek atau tercela sesuai untuk orang yang jelek, dan orang 

                                                         

126Ash-Shiddieqy, ‘Tafsir Al-Qur’an Al-Majid “Al-Nur” Jilid 4’. 

127Ash-Shiddieqy, ‘Tafsir Al-Qur’an Al-Majid “Al-Nur” Jilid 4’. 

128Ash-Shiddieqy, ‘Tafsir Al-Qur’an Al-Majid “Al-Nur” Jilid 4’. 
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yang jelek juga cocok untuk mendengar perkataan yang jelek. Sebaliknya, 

perkataan yang baik sesuai untuk orang yang baik, dan orang yang baik juga 

layak menerima perkataan yang baik.129 

Dalam Ma'anil Qur'an, An-Nuhas menyatakan bahwa penafsiran 

terbaik untuk QS an-Nu r/24:26 adalah seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Ini sejalan dengan firman Allah SWT, bahwa "Mereka (yang 

dituduh itu) bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh)". 

Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah Aisyah dan Shafwan yang dituduh, 

sedangkan yang menuduh adalah orang-orang yang buruk.130 

Terdapat sebuah pendapat bahwa ayat tersebut itu sejalan bahkan 

sama maknanya dengan QS an-Nu r/24: 3. 

ِْ ي ِ
انن لزَّ

َ
ِِا

َ
ِِل

ُ
كِح

ْ
ِِيَن

َّ
ِِاِل

ً
انِيَة

َ
وِِْز

َ
ِِا

ً
ة
َ
كِ
ْ ِِمُش 

 
ۖ00000  

Terjemahnya:  

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina 
perempuan atau dengan perempuan musyrik ….131 

Adapun maksud dari wanita yang keji ialah wanita pezina dan wanita 

yang baik adalah wanita yang menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. 

Pendapat ini adalah point inti dari yang dipaparkan Ibnu Zaid sebelumnya 

dan juga dipilih pula oleh An-Nuhas.132 

Selanjutnya, ِ
َ
ك ىِٕ

ٰٰۤ
ول
ُ
ِِا

َ
ءُوْن َّ اِمُبََ ِِمِمَّ

ۗ َ
وْن

ُ
وْل
ُ
يَق  “Mereka itu bersih dari apa 

yang dituduhkan orang. Kata ِ
َ
ك ىِٕ

ٰٰۤ
ول
ُ
 .dimaknai sebagai jenis ا

                                                         

129Abu  Abdilla h Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr binFarih al-Ansha rī  al-Khuzra jī  
Syamsu al-Dī n Al-Qurt ubī . 

130Abu  Abdilla h Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr binFarih al-Ansha rī  al-Khuzra jī  
Syamsu al-Dī n Al-Qurt ubī . 

131Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama Republik Indonesia, 
‘Qur’an Kemenag’. 

132Abu  Abdilla h Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr binFarih al-Ansha rī  al-Khuzra jī  
Syamsu al-Dī n Al-Qurt ubī . 
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Namun, selain pandangan tersebut, ada sudut pandang lain yang 

disampaikan oleh Farra. Menurutnya, dalam konteks ini (ِ
َ
ك ىِٕ

ٰٰۤ
ول
ُ
 merujuk ,(ا

kepada Aisyah dan Shafwan yang digunakan dalam bentuk jamak yang 

berarti "mereka". Ini sesuai dengan penggunaan yang sejenis dalam firman 

Allah SWT dalam QS an-Nisa /4:11.  Allah swt. ِ
ْ
اِن
َ
ِِف

َ
ان
َ
ِِك

ْٓ  
ه
َ
ِِل

ٌ
وَة

ْ
ِاِخ  “Jika yang 

meninggal itu mempunyai beberapa saudara”133.  

Segelincir Ahli Tahqiq banyak mengatakan bahwa Ketika Nabi Yusuf 

as. Difitnah berbuat keji dibebaskan oleh Allah swt. lewat perantara anak 

kecil yang pada saat itu masih dalam perut. Saat Maryam juga dituduh 

berbuat keji, Allah swt. juga membebaskannya melalui perantara putranya 

yaitu, Nabi Isa as. Selanjutnya ketika Aisyah yang dituduh Allah tidak ridha 

jika ia dibebaskan melalui perantara anak kecil atau seorang Nabi, akan 

tetapi, Allah swt.membebaskannya langsung dengan Al-Qur’an.134 

                                                         

133Abu  Abdilla h Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr binFarih al-Ansha rī  al-Khuzra jī  
Syamsu al-Dī n Al-Qurt ubī . 

134Abu  Abdilla h Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr binFarih al-Ansha rī  al-Khuzra jī  
Syamsu al-Dī n Al-Qurt ubī . 
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BAB IV 

ANALISIS PERBANDINGAN PENAFSIRAN T.M HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN 

AL-QURṬUBĪ TENTANG KESETARAAN 

A. Analisis Penafsiran Tafsīr An-Nūr dan Tafsīr Al-Qurṭubī 

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie dalam dalam Tafsī r An-Nu r ayat ini 

menjelaskan bahwa perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-

laki yang baik untuk perempuan yang baik, begitupun sebaliknya.  Selain itu, 

bagi orang yang telah menuduh seseorang yang sudah berkeluarga berzina 

maka ia akan dijauhkan dari rahmat Allah swt. dan baginya nerka jahannam   

Menurut Al-Qurt ubī  dalam Tafsī r Al-Qurt ubī  ayat ini menjelaskan 

bahwa QS An-Nu r/24: 26 dimaknai dalam dua hal. Pertama, perempuan baik 

untuk laki-laki baik dan laki-laki baik untuk perempuan baik, begitupun 

sebaliknya. Kedua, perkataan baik untuk orang baik dan perkataan yang tidak 

baik untuk orang yang tidak baik. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Qurt ubī  

tidak secara langsung menyebutkan dua hal ini. Akan tetapi, ia menyertakan 

riwayat-riwayat yang isinya demikian sehingga peneliti menyimpulkan 

dengan diseratkannya riwayat tersebut, maka sudah mewakili pendapat Al-

Qurt ubī  itu sendiri. 

Singkatnya, kedua mufassir keduanya mempunyai interpretasi yang 

sama bahwa ayat tersebut mengandung makna perempuan baik untuk laki-

laki yang baik begitupun sebaliknya dan perempuan yang tidak baik untuk 

laki-laki yang tidak baik. Hanya saja dalam penafsiran Al-Qurt ubī , ia 

menambahkan pemaknaan ayat ini, dimana ayat ini juga bermakna perkataan 

yang baik untuk orang baik dan perkataan yang buruk untuk orang yang 

buruk.. 
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Selanjutnya dari penafsiran kedua mufassir tersebut. Jika dilihat dari 

aspek konteks asbābun nuzulnya, keduanya menunjukkan bahwa ayat 

tersebut sebagai bantahan tuduhan berzina yang ditujukan kepada Aisyah. 

Dijelaskan bahwa Aisyah diciptakan sebagai wanita yang baik-baik dan 

diperuntukkan oleh laki-laki yang terbaik yakni Rasulullah sehingga sangat 

tidak mungkin Aisyah melakukan perbuatan zina karena zina tergolong 

perbuatan keji. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan mengapa 

perempuan disebutkankan lebih dulu karena ayat ini ditujukan kepada 

Aisyah sebagai bantahan sekaligus pembersihan atas tuduhan yang 

dilontarkan kepadanya dengan Shafwan bin Muaththal. Bukan berarti bahwa, 

perempuan mempunyai potensi sifat yang  buruk dalam sebuah pernikahan.  

Namun, dalam konteks pemahaman ayat-ayat dikenal kaidah asbābun 

nuzul السببِبحصوصِلاِاللفظِبعمومِالعبَة  Maksudnya: Patokan dalam 

memahami ayat adalah lafadznya yang bersifat umum, bukan sebabnya. 

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa ayat ini dilihat dari 

lafadz umumnya bukan hanya dari lafadz khususunya. Walaupun secara 

konteks, ayat ini khusus sebagai pembersihan atau pembelaan terhadap 

Aisyah dengan alasan ia merupakan perempuan baik karena Rasulullah Nabi 

Muhammad saw. adalah laki-laki terbaik sesuai dengan lafadz ِ
ُ
بٰت يِّ

َّ
الط

نَِ بِي ْ يِّ
َّ
بٰتِِوَالِلِلط يِّ

َّ
ِلِلط

َ
بُوْن يِّ

َّ
ط  Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki 

yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik 

(pula). Oleh karenanya itu, tidak mugkin Aisyah berbuat zina sesuai yang 

dituduhkan kepadanya,  

Akan tetapi, ayat ini juga ditujukan umum kepada semua, baik laki-laki 

dan perempuan. Hal ini dibuktikan dengan penyebutannya yang disebutkan 

secara silang yakni perempuan-perempuan yang keji = laki-laki yang keji, 
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laki-laki yang keji = perempuan-perempuan yang keji, perempuan-

perempuan yang baik = laki-laki yang baik, laki-laki yang baik = perempuan-

perempuan yang baik. Jadi penyebutan tersebut dilakukan untuk tidak 

membedakan siapapun, dalam setara atau sama kedudukannya, tanpa 

disebutkan secara berulang dan bersilang pun sudah jelas maksud dari 

pernyataan tersebut. Jika perempuan yang keji maka pernyataan pertama 

yang mengenainya dan jika laki-laki keji maka pernyataan kedua yang 

mengenainya,  

Pada ayat ini dalam rangka mencari pasangan terdapat dua 

kecendrungan atau postulat yakni :  

ِوَِ .1 نَ بِيْثِي ْ
َ
خ
ْ
ِلِل

ُ
ت
ٰ
بِيْث

َ
خ
ْ
ل
َ
تِِا

ٰ
بِيْث

َ
خ
ْ
ِلِل
َ
وْن

ُ
بِيْث

َ
خ
ْ
ال  : Perempuan-perempuan yang 

keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-

perempuan yang keji (pula). 

نَِ .2 بِي ْ يِّ
َّ
ِلِلط

ُ
بٰت يِّ

َّ
بٰتِِِوَالط يِّ

َّ
ِلِلط

َ
بُوْن يِّ

َّ
وَالط  : Perempuan-perempuan yang 

baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk 

perempuan-perempuan yang baik (pula). 

Namun, walaupun demikian kedua postulat ini adalah sebuah 

kecendrungan. Maksudnya tidak mutlak selamanya manusia baik untuk 

manusia baik dan manusia keji untuk manusia keji. Sebagaimana fakta 

sejarah atau kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Qur’an tidak selamanya 

kesetaraan atau kesamaan itu terdapat dalam sebuah hubungan pernikahan 

contohnya Fir’aun dan istrinya, Nabi Nuh As dengan istrinya. Nabi Luth As 

dengan istrinya.  

Fir’aun yang khabis mendapat istri yang thayyib. Sementara Nabi Luth 

As dan Nabi Nuh As yang thayyib memiliki istri yang khabīs. Meskipun 

demiikian, peneliti menyakini kesamaan atau kesetaraan merupakan 
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kecendrungan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, 

sakinah mawaddah warahmah.  

Kesetaraan atau yang dikenal dengan istilah kafā’ah ini adalah salah 

satu penunjangnya. Sebagai contoh Nabi Ibrahim As dengan Istrinya, 

keduanya thayyib sehingga hubungan mereka harmonis, sakinah mawaddah 

warahmah. Begitupula dengan Abu Lahab dan istrinya, keduanya khabis. Jadi 

kesetaraan yang dimkasudkan pada QS an-Nu r/24: 26 ini bukanlah sebuah 

hal yang mutlak. Akan tetapi, sebuah kecendrungan yang biasa terjadi.  

Walaupun pernyataan yang disebutkan pada ayat ini bukanlah sesuatu 

yang mutlak. Akan tetapi, ayat ini merupakan konsep ideal yang dapat 

dijadikan sebagai peringatan jika kita ingin mendapatkan pasangan maka 

ikutilah pernyataan “Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang 

baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula)” 

dengan pertama-tama menjadi pribadi yang baik agar kemudian hasilnya 

juga baik. 

B. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Tafsīr An-Nūr dan Tafsīr Al-

Qurṭubī 

Setelah pemaparan penafsiran T.M Hasbi Ash-Shiddieqy dan Imam Al-

Qurt ubī   terhadap QS an-Nu r/24: 26. Selanjutnya peneliti akan mecoba 

menganalisis persamaan dan perbedaan dari kedua penafsiran tersebut. 

Perbedaan penefasiran yang ada adalah hal yang wajar karena sebagaimana 

kita ketahui bahwa penafsiran itu adalah pemaknaan seseorang dari sebuah 

ayat yang dipengaruhi kemudian juga dari latar belakang seseorang, terlebih 

kedua mufassir ini hidup di era yang berbeda. Hasbi Ash-Shiddieqy hidup 

pada sekitar tahun 1300an H sedangkan Al-Qurt ubī  sekitar tahun 600an H. 
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1. Persamaan Tafsīr An-Nūr dan Tafsīr Al-Qurṭubī 

Persamaan kitab Tafsī r An-Nu r dan Tafsī r Al-Qurt ubī  dapat 

dikalsifikan atau dapat dilihat dari sisi corak penafsiran, metode penafsiran 

dan sistematika penulisan. 

a. Sistematika penulisan 

Selanjutnya  kedua Tafsīr  ini baik Tafsīr  an-Nu r maupun Tafsīr  Al-

Jāmi' Lī Ahkām al-Qur'ān Al-Qurṭubī, keduanya sama ditulis dengan 

sistematika mushāfi. Maksudnya kedua kitab ini sama-sama ditulis secara 

berurutan mulai dari penafsiran Surah al-Fa tihah sampai penafsiran Surah 

an-Na s. 

Begitupun ketika menafsirkan QS an-Nu r/24: 26 baik Tafsīr  an-Nu r 

maupun Tafsīr  Al-Qurṭubī, keduanya ditafsirkan secara  berurutan dari Surah 

an-Nu r ayat 1 sampai dengan ayat 64, tidak ada ayat yang luput ditafsirkan, 

semuanya ditafsirkan secara sistematis atau berurutan. 

2. Perbedaan Tafsīr An-Nūr dan Tafsīr Al-Qurṭubī 

Perbedaan kitab Tafsī r An-Nu r dan Tafsī r Al-Qurt ubī  dapat dikalsifikan 

atau dapat dilihat dari sumber penafsiran, metode penyajian, dan tentunya 

perbedaan penafsiran antara kedua mufassir. 

a. Sumber Penafsiran  

Secara umum, terdapat 2 bentuk penafsiran yaitu tafsīr bi al-matsur 

yang sumbernya berasal riwayat dan tafsīr bi al-ra’yi yang bersumber dari 

akal. Pada tafsī r  an-Nu r terdiri dari 2 bentuk yakni bi al-matsur dan bi al-

ra’yi. Jadi tidak hanya bersumber bersumber dari pemikiran Hasbi sebagai 

bentuk ijtihad. Akan tetapi juga dari riwayat-riwayat Al-Qur’an, Hadis dan 

perkataan sahabat. Dengan demikian kecendrungan pada tafsir ini ialah bi al-

ra’yi.  
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Begitupula pada pada Tafsīr  Al-Jāmi' Lī Ahkām al-Qur'ān Al-Qurṭubī, 

juga terdiri dari 2 bentuk yakni bi al-matsur dan bi al-ra’yi. Akan tetapi, 

dominannya terdiri dari banyak riwayat sehingga dikatakan bahwa tafsir ini 

bi al-ra’yi. 

Pada  QS an-Nu r/24: 26 dalam Tafsī r an-Nu r ayat tersebut ditafsirkan 

dengan  bentuk bi al-ra’yi tanpa menyertakan riwayat dan disertai 

kesimpulan diakhir yang menjelaskan kesimpulan dari ayat 23-26. 

Sedangkan pada Tafsī r Al-Qurt ubī , ayat tersebut ditafsirkan dengan 

menyertakan banyak riwayat seperti riwayat Ibnu Zaid, Mujahir, Ibnu Jubair, 

Atha’, An-Nuhas dan lain-lainnya. 

b. Metode Penyajian 

Jika ditinjau dari segi penyajiannya dapat dilihat kedua kitab ini 

memiliki perbedaan khususnya ketika menyajikan QS an-Nu r/24: 26. Pada 

Tafsī r An-Nu r, QS an-Nu r/24: 26 disajikan dalam bentuk kelompok ayat yakni 

dari ayat  23-26 yang terdiri 4 halaman (hal. 2085-2808). Sedangkan dalam 

Tafsī r Al-Qurt ubī  QS an-Nu r/24: 26 disajikan hanya dengan satu ayat saja 

yang terdiri dari 4 halaman (hal.537-540). 

c. Penjelasan Tafsīr  QS an-Nu r/24: 26 

Berdasarkan penjelasan penafsiran QS an-Nu r/24: 26 dari kedua kitab 

tersebut, penulis menemukan perbedaan diantaranya dalam Tafsī r An-Nu r 

yang secara pengelompokkan ayat yang telah disebutkan sebelumnya secara 

garis besar menjelaskan sebuah hukum yang umum, dimana orang-orang 

yang menuduh perempuan yang memiliki suami berzina yang bersih hatinya 

akan Allah swt. jauhkan darinya rahmat Allah swt. dan akan dimasukkan ke 

dalam neraka Jahannam. Selain itu, Allah swt. menerangkan pula bahwa 

terdapat kebiasaan bahwasanya dalam mencari pasangan, setiap perempuan  



64 
 

 
 

yang baik akan mencari laki-laki yang baik dan perempuan yang buruk akan 

mencari laki-laki yang buruk. Begitupun dengan Nabi Muhammad saw. beliau 

adalah orang yang paling baik akhlaknya, tentu saja Aisyah r.a sebagai istrinya 

juga seorang perempuan yang baik. 

Dalam Tafsir Al-Qurt ubī , ayat ini dijelaskan melalui beberapa riwayat 

yang berbeda. Pertama, menurut riwayat Ibnu Zaid, ayat tersebut 

menyiratkan bahwa pasangan yang buruk cocok untuk satu sama lain, begitu 

pula dengan pasangan yang baik. Artinya, orang baik lebih cocok dengan 

orang baik, dan orang buruk lebih cocok dengan orang buruk. Kedua, 

menurut Mujahid, Ibnu Jarir, Atha', dan mayoritas pakar tafsir, ayat ini 

mengindikasikan bahwa kata-kata buruk dikhususkan untuk mereka yang 

bersifat buruk, dan mereka yang bersikap buruk akan mendapat balasan yang 

setimpal dengan perilaku mereka. 

3. Persamaan Sekaligus Perbedaan Tafsīr An-Nūr dan Tafsīr Al-Qurṭubī 

Selain persamaan dan perbedaan mutlak pada Tafsī r An-Nu r dan 

Tafsī r Al-Qurt ubī , juga terdapat persamaan sekaligus perbedaan diantara 

Tafsī r An-Nu r dan Tafsī r Al-Qurt ubī , yang diklasifikasikan dari segi metode 

penafsiran , corak penafsiran dan penerjemahan. 

a. Metode Penafsiran  

Adapun mengenai metode penafsiran disini terdapat persamaab 

antara Tafsīr an-Nu r maupun Tafsīr Al-Jāmi' Lī Ahkām al-Qur'ān Al-Qurṭubī. 

Tafsīr an-Nu r menurut Nasharuddin Baidan menggunakan metode Ijmāli atau 

global. Akan tetapi jika dilihat dari sistematika penulisannya dan 

penjelasannya yang menguraikan makna yang dilengkapi juga dengan 

asbabun nuzul, tafsīr  ini menggunakan metode tahlīlī.  Jadi Tafsīr  an-Nu r  

memadukan kedua metode ini sesuai dengan kebutuhan. 
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Sedangkan Tafsīr  Al-Jāmi' Lī Ahkām al-Qur'ān Al-Qurt ubī  jika dilihat 

dari sistematika penulisannya ini menggunakan metode tahlīlī.135. selain itu 

juga dilihat karena beliau berusaha menjelaskan setiap aspek yang 

terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an secara mendetail. Contoh, ketika Al-

Qurt ubī  menafsirkan Surah al-Fa tihah, beliau membaginya ke dalam 

beberapa bab yang mencakup berbagai aspek, seperti keutamaan nama Surah 

al-Fa tihah, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, bab Ta’min (bacaan 

amin), dan bab tentang Qira ’at dan I’ra b. Akan tetapi, jika dilihat dari 

penafsirannya banyak menyertakan riwayat-riwayat. 

Adapun dalam tafsir an-Nu r ketika menafsirkan QS an-Nu r/24: 26, 

mufassir menafsirkannya secara global dan singkat, akan tetapi meskipun 

demikian pembaca  dapat memahami maksud dari yang dijelaskan mufassir, 

sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tafsir ini juga bercorak ada bi 

ijtimā’i dengan tujuan agar pembaca dapat memahami makna ayat agar dapat 

dijadikan pedoman dalam kehidupan.  

b. Corak Penafsiran  

Jika dilihat dari corak penafsiran kedua Tafsīr  ini baik Tafsīr  an-Nu r 

maupun Tafsīr  Al-Jāmi' Lī Ahkām al-Qur'ān Al-Qurt ubī , keduanya sama-sama 

bercorak Fiqh. Meski begitu, Tafsīr an-Nu r juga bercorak adābi ijtimā’i dengan 

alasan agar masyarakat mudah memahami dan menerima sebagai pedoman 

hidup. 

Dalam Tafsīr an-Nu r pada QS an-Nu r/24: 26 dijelaskan bahwa dalam 

ayat ini terdapat sebuah hukum tentang pelaku Ifk (orang yang melakukan 

tuduhan) yakni balasannya adalah neraka jahannam kecuali ia bertobat 

dengan sungguh-sungguh (tobat nasuha).  

                                                         

135Suma.Sholeh. 
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c. Penerjemahan 

Jika dilihat dari cara mufassir menerjemahkan QS an-Nu r/24: 26, 

maka dapat dilihat perbedaan redaksi kata dari segi penerjemahan ayat dari 

kedua kitab tafsir baik dalam Tafsīr  an-Nu r karya Hasbi Ash-Shiddiqie 

maupun Tafsīr  Al-Jāmi' Lī Ahkām al-Qur'ān Al-Qurṭubī karya Al-Qurṭubī.  

Sebagaimana diuraikan dalam table tersebut. 

Tabel 1 

Terjemahan QS an-Nu r/24: 26 

Kitab Tafsīr  Nomor Ayat Terjemahan 
Tafsīr An-Nūr  26 Semua perempuan yang buruk 

pekertinya adalah untuk lelaki yang juga 
buruk pekertinya, dan semua lelaki yang 
pekertinya buruk adalah untuk 
perempuan yang juga buruk pekertinya, 
dan semua perempuan yang baik adalah 
untuk lelaki yang baik dan semua lelaki 
yang baik adalah untuk perempuan yang 
baik pula. Mereka bersih dari tuduhan-
tuduhan itu. Bagi mereka ampunan dan 
rezeki yang mulia. 

Tafsīr Al-Qurṭubī 26 Wanita-wanita yang keji adalah untuk 
laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji 
adalah buat wanita-wanita yang keji 
(pula), dan wanita-wanita yang baik 
adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-
laki yang baik adalah untuk wanita-
wanita yang baik (pula). Mereka(yang 
dituduh) itu bersih dari apa yang 
dituduhkan oleh mereka (yang menuduh 
itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki 
yang mulia (surga).  

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sedikit 

perbedaan redaksi kata yang digunakan oleh kedua mufassir akan tetapi 

dengan makna yang sama (sinonim) yang tentu saja dikarenakan kedua 

mufassir hidup di zaman yang berbeda. 
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Dengan demikian, berdasarkan perbedaan beberapa aspek dari kedua 

kitab tersebut, yakni Tafsī r An-Nu r dan Al-Qurt ubī  dapat dipahami bahwa 

keduanya pada dasarnya benar dan saling melengkapi satu sama lain.  

Tabel 2 

Aspek 
Persamaan Perbedaan 

Tafsīr 
An-Nūr 

Tafsir 
Al-Qurtubi 

Tafsīr 
An-Nūr 

Tafsir 
Al-Al-Qurṭubī 

Sistematika 
Penulisan 

Tartib mushāfi 
(disusun secara 

sistematis dari surah al-
Fātihah sampai surah  

an-Nās ) 

- 

Sumber 
Penafsiran 

Secara umum bi al-
ma’tsur dan bi al-ra’yi 

Dominan 
Bi al-ra’yi 

Dominan 
Bi al-ma’tsur 

Metode 
Penyajian 

- 

Disajikan 
Kelompok 

ayat 
(ayat 23-26) 

Disajikan  
Satu ayat saja 

(ayat 26) 

Penjelasan 
Tafsir 

“Perempuan tidak baik 
untuk laki-laki tidak 

baik dan laki-laki tidak 
baik untuk perempuan 

tidak baik begitupun 
sebaliknya” 

- 

“Perkataan baik 
untuk orang 

baik dan 
perkataan buruk 

untuk orang 
buruk” 

Metode Tahlīlī Global Muqāran 
Corak Fiqh Adābi ijtimā’i - 

Penerjemahan 
Keduanya bermakna 

jelek 
Redaksi kata : 

“buruk” 
Redaksi kata 

“keji” 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Secara mutlak persamaan kedua kitab tersebut yakni Tafsī r An-Nu r 

dan Al-Qurt ubī  hanya terletak sistematika penulisannya yakni tartīb mushāfi. 

Selanjutnya perbedaan juga hanya mutlak terdapat pada sistematika 

penyajian ayat dimana pada Tafsī r An-Nu r QS an-Nu r/24: 26 disajikan dalam 

bentuk kelompok ayat yakni dari ayat  23-26 yang terdiri 4 halaman (hal. 

2085-2808) Sedangkan dalam Tafsī r Al-Qurt ubī  QS an-Nu r/24: 26 disajikan 

hanya dengan satu ayat saja yang terdiri dari 4 halaman (hal.537-540).Lalu 

kemudian dari segi corak (laun). 

Selanjutnya mengenai sumber penafsiran, sistematika penerjemahan, 

corak (laun), dan penjelasan penafsiran memiliki persamaan sekaligus 

perbedaan, yakni pada sistematika penerjemahan dilihat secara zahir 

menggunakan redaksi kata yang berbeda (buruk pekerti dan keji). Akan 

tetapi, secara makna keduanya sama-sama bermakna buruk. Selanjutnya dari 

segi corak, keduanya baik pada Tafsī r An-Nu r ataupun Tafsī r Al-Qurt ubī  

menggunakan corak fiqh. Akan tetapi, perbedaannya pada Tafsī r An-Nu r juga 

menggunakan corak adābi ijtimā’i. dan pada sumber penafsiran memang 

keduanya secara umum terdapat bil-ma’tsur dan bil ra’yi. Akan tetapi pada 

Tafsī r An-Nu r yang mendominasi adalah bil ra’yi dan pada Tafsī r Al-Qurt ubī  

yang mendominasi adalah bil-ma’tsur. 

Kemudian dari segi penjelasan penafsiran, pada Tafsīr  An-Nu r QS an-

Nu r/24: 26 khusus dimaknai dalam aspek pasangan yakni wanita yang buruk 

pekertinya untuk laki-laki yang buruk pekertinya dan laki-laki yang buruk 

pekertinya untuk perempunya yang buruk pekertinya , begitupun sebaliknya. 



69 
 

 
 

Sedangkan pada Tafsī r Al-Qurt ubī , QS an-Nu r/24: 26 dimaknai dari aspek 

pasangan dan juga perkataan yakni  perempuan yang keji untuk laki-laki yang 

keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji, begitupun sebaliknya. 

Dan perkatan yang baik untuk orang yang baik dan perkataan yang buruk 

untuk orang yang buruk. 

B. Implikasi 

Implikasi penelitian yang dijelaskan pada tulisan ini bahwa ketika kita 

menginginkan pasangan yang baik maka kita terlebih dulu juga harus 

menjadi baik. Selain itu, juga sebagai bentuk peringatan agar senantiasa 

menjaga perkataan, tidak melontarkan ucapan-ucapan yang tidak baik karena 

pada dasarnya segala yang diucapkan itu mencerminkan tentang diri sendiri. 
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