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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A .Transliterasi Arab - Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

Di lihat pada table berikut:  

1. Konsonan 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

  ba b Be ب

 ta t Te ت

  s|a s\ Es (dengan titik diatas) ث

  jim j Je ج

  h}a h} Ha (dengan titik dibawah) ح

 kha kh Ka خ

  dal d De د

  z|al z\ Zet (dengan titik diatas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy Es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik dibawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik dibawah) ض

 t}a t} te (dengan titik dibawah) ط

  z}a z} zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ Apostrof Terbalik‘ ع
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 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

  qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

  lam l El ل

 mim m Em م

  nun n En ن

  wa w We و

  ha h Ha هـ

 hamzah ‘ Apostrof ء

  ya y Ye ى

 

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

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

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah a a اَ 

 kasrah i i اَ 

 Dammah u u اَ 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya>’ ai a dan i ىَ 

 Fathah dan wau au a dan u وَ 

 

Contoh:  

 kaifa : كْيفَ 

 haula : هوْل

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Nama Huruf dan Nama 

ى اََ|...   ... Fathah dan alif atau ya>’ a> a dan garis diatas 

 Kasrah dan ya>’ i> i dan garis diatas ىَ 

 Dammah dan ya>’ u> u dan garis diatas وَ 

Contoh:  

اَتَ مَ  : ma>ta 

ىرمَ   : rama> 

لَ قيَْ   : qi>la 
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تمََوَْيمَ  : yamu>tu 

4. Ta>’ marbut>}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

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

Contoh:  

الَ فَ طَْلَ اََْةمَضَ روَْ   : raud}ah al - at}fal> 

ةمَلَ اضَ لفَ اََْةمَنَ ي َْدَ مَ لْاََ   : al - madi>nah al - fa>d}ilah 

ةمَمَ كَْلَْ اَ      : al - h}ikmah 

5. Syaddah ( Tasydi>d )  

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

tanda tasydi>d dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah . 

Contoh:  

انَ ب  رََ   : rabbana> 

ن اَ  نج ي ْ   : najjaina> 

قَ لَْ اَ    : al - h}aqq 
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مَ عَ ن مَ   : nu‚ima 

 aduwwun‘ :  ع دموَ 

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (  ,(         َىَ 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>.  

Contoh:  

يَ لَ عَ     : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)  

َ رَ عَ  ب    : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (aliflam 

ma ‘ arifah Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah . 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh:  

سمَمَْلشَ اَ    : al - syamsu (bukan asy - syamsu )  

ةمَل زَ لََْلزَ اَ       : a l - zalzalah ( azzalzalah )  

ةمَفَ سَ لَْفَ لْاََ    : al - falsafah 

دمَلَ ب لَْاََ       : al - bila>du 
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7. Hamzah 

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

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

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

Contoh:  

نَ وْرَمَممَت َْ   : ta’murun>a 

عمَوَْلن َ اَ    : al - nau ‘ 

ءَ يَْشَ    : syai’un 

تمَرْمََ أمَ   : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al - Qur’a>n ), alhamdulillah, dan munaqasyah . Namun, bila kata 

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkai anteks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh : 

Fi>Z{ila>l al - Qur’a>n 

Al – Sunnahqabl al - tadwi>n 
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9 .Lafz} al - Jala>lah ( ) 

Kata ‚Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

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

hamzah.  

Contoh:  

اللهَنمَيْدََ َ di>nulla>h  َللهب  billa>h   

Adapun ta >’marbut>}ah di akhir kata yang disandarkankepadalafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [ t ] . Contoh:  

ََْمَْهمَ حْْ ة َاللهَ ر ََف   hum fi rahmatilla>h 

10. HurufَKapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital ( All Caps ), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
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Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l  

Inna awwa la baitin wudi}‘a lin na>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan  

Syahru Ramad}an> al - la z\i> unzila fi>h al - Qur’a>n  

Nasi}>r al-Di>n al-T{u>si> 

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

Al-Gaza>li> 

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

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu 

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

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

 

 

 

 

 

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

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

Nasr} H{a>mid Abu >Zai>d, ditulis menjadi: Abu >Zai>d, Nasr} H{a>mid (bukan: Zai>d, Nasr} 

H{ami>d Abu>) 
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B. DaftarSingkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subh}a>nahu> wata‘al>a> 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wasallam 

a.s.  = ‘alaihi al - sala>m 

H  = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : SAFRIADI 

NIM  : 30300112058 

Judul               : ‘Amalan Sayyi’ah dalam al-Qur’an  (Suatu Kajian Tahli>li> QS. 

Gafir/40: 40) 

 
Skripsi ini membahas tentang ‘amalan sayyi’ah yang terkandung dalam QS. 

Gafir/40:40). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:a) Pengertian ‘amalan 
sayyi’ah, b) wujud‘amalan sayyi’ah QS. Gafir/40:40,c) implikasi‘amalan sayyi’ah 
dalam QS. Gafir/40:40. 

Dalam mencapai tujuan tersebut, Peneliti menggunakan pendekatan tafsir. 
Penelitian ini tergolongan library research (penelitian kepustakaan), adapun data 
dikumpulkan dengan cara mengutip, mengikhtisarkan, dan menyadur data-data 
kualitatif dari berbagai sumber literatur yang mempunyai relevansi dengan amalan 
sayyi’ah dalam al-Qur’an. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode 
tah}li>li>. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yang dimaksud dengan amalan 
sayyi’ah merupakan kebalikan dari amalan hasanah. Amalan sayyi’ah merupakan 
perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia secara sadar, tanpa paksaan, dan 
terdorong oleh hawa nafsu sehingga melanggar batas-batas syariat. Tolak ukur untuk 
menentukan amalan sayyi’ah adalah syariat Islam, apabila seseorang melakukan 
suatu perbuatan yang  bertentangan dengan syariat Islam maka hal itu termasuk 
amalan sayyi’ah. 

Amalan sayyi’ah memiliki tingkatan yang berbeda-beda, dalam beberapa 
tempat al-Qur’an menyebutkan bahwa amalan sayyi’ah, dapat meliputi aspek 
teologis dan aspek sosial, seperti melakukan syirik, penyimpangan seksual, 
menyakiti orang lain dan juga melakukan maksiat. 

Implikasi dari amalan sayyiah adalah berdasarkan jenis kejahatan yang telah 
dilakukan selama hidup di dunia. Jika perbuatan tersebut berupa kesyirikan, maka 
Allah swt, akan menghukumnya dengan kekal di Neraka. Sedangkan bagi pelaku 
maksiat, Allah akan menghukumnya sesuai dengan perbuatan maksiat yang telah 
dilakukannya selama hidup di dunia. Namun, pelaku amalan sayyi’ah masih 
memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah swt, jika pelakunya segera 
sadar dan meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, akan dibalas 

oleh Allah di akhirat kelak. Jika perbuatan tersebut baik maka Allah akan 

membalasnya dengan kebaikan, dan jika perbuatan itu buruk maka akan dibalas 

sesuai dengan keburukan yang telah dilakukannya. Sebagaimana Firman Allah  

dalam QS. al-Zalzalah/99:7-8. 

رًا يَ رَهُ ) (8( وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ )7فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْ  

Terjemahnya: 

Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan 
melihat (balasan) nya. dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat 
zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.

1
 

Manusia memiliki dua unsur yang berbeda di dalam dirinya yang saling 

tarik menarik. Pertama, adalah unsur air mani yang bersifat ard}i,dapat 

mendorong manusiadalam keburukan, dosa dan maksiat serta menjerumuskannya 

dalam derajat yang rendah. Kedua, adalah unsur ruhani yang bersifat samawi 

yang dapat mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik serta 

meningkatkan kualitas kemanusiannya pada tingkatan yang tinggi.
2
Maka dari 

itu, manusia memerlukan sebuah petunjuk untuk dapat membedakan mana 

perbuatan yang baik dan mana perbuatan buruk.  

Petunjuk yang diberikan Allah untuk manusia, dikirimkan melalui malaikat 

Jibril kepada nabi Muhammad saw, yaitu al-Qur’a>n al-Kari>m. Kemudian nabi 

saw, mencontohkan bagaimana cara mengaktualisasikan al-Qur’an dalam 

                                                           
1
Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 

2012), h. 599. 

2
Yusuf al-Qard}awi>, al-Taubah ila> Allah, terj. Irfan Maulana Hakim, Kitab Petunjuk 

Tobat: Kembali ke Cahaya Allah, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2008), h. 21. 
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kehidupan sehari-hari, yang kemudian disebut sebagai sunah nabi. Al-Qur’an dan 

sunah itulah yang kemudian dijadikan sebagai petunjuk utama bagi manusia, 

untuk dapat meraih kebahagiaan dan keselamatan. 

Setelah manusia diberi petunjuk, maka manusia diberikan kebebasan dalam 

rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Namun, pada saat yang sama 

manusia diberi peringatan oleh Tuhan bahwa, perbuatan jahat akan diganjar 

dengan siksa neraka, dan perbuatan baik akan diganjar dengan nikmat surga.
3
 

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Nisa>’/4: 13-14. 

يهَا وَذَلِكَ تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَوُ يدُْخِلْوُ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تََْتِهَا الْْنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِ 
وَلَوُ عَذَابٌ  ( وَمَنْ يَ عْصِ اللَََّّ وَرَسُولَوُ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْوُ نََراً خَالِدًا فِيهَا31الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )

 )31مُهِيٌن )

Terjemahnya: 

(13) Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir 

di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah 

kemenangan yang agung. (14) Dan barang siapa mendurhakai Allah dan 

Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah 

memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan 

mendapat azab yang menghinakan.
4
 

Ayat di atas sebenarnya berbicara dalam konteks hukum faraid}, namun 

kandungan umum yang dapat di dipahami bahwa, ketaatan kepada Allah dan 

Rasul-Nya, akan mengantarkan manusia ke dalam surga, dan begitupun 

sebaliknya mendurhakai perintah Allah dan Rasul-Nya, akan dimasukkan ke 

dalam neraka dan diberi azab yang sangat menghinakan.
5
 

                                                           

3
Afrizal M., Ibnu Rusyd: Tujuh Perdebatan Utama dalam Teologi Islam (Jakarta: PT. 

Erlangga, 2006), h.54. 

4
Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 79. 

5
Hamka, Tafsir Al-Azhar, jil. 2 (Singapura: PTE LTD, 2007), h. 1127. 
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Bentuk ketidak taatan kepada Allah swt pada QS. Al-Nisa>’/4: 14 di atas, 

diungkapkan dengan kata  ِيَ عْصyang secara bahasa berasal dari kata عصى yang 

berarti mendurhakai, tidak taat, dan melepas kesetiaan.
6
 Namun, jika ditelusuri 

lebih lanjut, dapat juga ditemukan beberapa kata yang digunakan al-Qur’an 

untuk menyebut perilaku ketidak taatan atau keburukan, di antaranya adalah kata 

sayyi’ah, syarr, fuju>r, munkar, fasad, fakhsya’ dan khabis\. Akan tetapi, ternyata 

katasayyi’ah yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan kata lain yang 

merujuk pada konsep keburukan dalam al-Qur’an.
7
 

Salah satunya yang terdapat dalam QS. Gafir/40: 40. Dalam ayat tersebut, 

perbuatan ketidak taatan kepada Allah swt, diungkapkan dengan kata  ِسَي  ئَةyang 

kemudian diterjemahkan dengan perbuatan jahat. Ada beragam makna dari 

kalimat ‘amalan sayyi’ah tersebut. Ibnu Jari>r, mengutip salah satu pendapat yang 

mengatakan bahwa makna ‘amalan sayyi’ah adalah perbuatan syirik, namun 

pendapat lain membantahnya dengan mengatakan bahwa makna ‘amalan 

sayyi’ah sangat umum, sesuai dengan keumuman lafaznya.
8
 Sehingga makna 

‘amalan sayyi’ah pada ayat tersebut masih terbuka peluang untuk dipahami 

kembali. Ada hal yang menarik pada ayat di atas, yaitu orang yang berbuat 

kejahatan atau ‘amalan sayyi’ah akan dibalas sesuai dengan kejahatan yang telah 

dilakukannya, dan sebaliknya yaitu orang yang berbuat baik akan mendapatkan 

balasan kebaikan yang sangat banyak bahkan disebut dengan  ِساب  tanpa ,ب غَير ح 

bisa dihitung atau diperkirakan. Atas dasar tersebut, maka penulis tertarik untuk 

                                                           

6
Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 

1997), h. 939. 

7
Imam Sudarmoko, ‚Keburukan dalam Perspektif al-Qur’an: Telaah Ragam, Dampak, 

dan Solusi Terhadap keburukan,‛ Dialogia, 12 (Juni 2014), h. 24. 

8
Abi> Ja'far Muh}ammad Ibn Jari>r al-T{abari>, Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l A<yi al-Qur'a>n, juz 

20 (Cet. I; Kairo: Da>r al-Hijr, 1442H/2001M), h. 330-331. 
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mengetahui maksud dari ‘amalan sayyi’ah yang terdapat pada ayat tersebut, 

yaitu pada QS. Gafir/40: 40. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana Hakikat Amalan Sayyi’ah dalam QS. Gafir/40: 40. Untuk 

lebih mem-fokuskan pembahasan, maka sub masalah dalam penelitian ini akan 

diurai sebagai berikut: 

1. Bagaimana Hakikat Amalan Sayyi’ah dalam QS. Gafir/40: 40? 

2. Bagaimana Wujud Amalan Sayyi’ah dalam QS. Gafir/40: 40? 

3. Bagaimana Implikasi Amalan Sayyi’ah dalam QS. Gafir/40: 40? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Kata ‘amalansayyi’ah secara bahasa tersusun dari dua kata, yaitu kata 

‘amalan dan sayyi’ah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata amal berarti 

perbuatan (baik atau buruk), perbuatan baik yang mendatangkan pahala (menurut 

ajaran agama Islam), yang dilakukan dengan tujuan untuk berbuat kebaikan 

terhadap masyarakat atau sesama manusia (memberi derma, mengumpulkan dana 

untuk membantu korban bencana alam, penyandang cacat, orang jompo, anak 

yatim piatu, dan sebagainya).
9
 

Sementara itu, dalam literatur berbahasa Arab kata amal memiliki makna 

yang tidak jauh berbeda. Kata amal berarti pekerjaan yang dilakukan oleh 

makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan dan dilakukan 

dengan adanya unsur kesengajaan.
10

 Namun, subjek yang dimaksud dalam 

                                                           

9
‚Amal‛ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online‛. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amal.(21-Maret-2019). 

10
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n (Cet. IV; Damaskus: Da>r al-Qalam, 

2009M), h. 587. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amal
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penelitian ini adalah amal atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, karena 

yang dapat mengetahui kebaikan dan keburukan adalah manusia. 

Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan amal adalah suatu 

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam perbuatan yang terpuji 

maupun tercela. 

Kata sayyi’ah secara bahasa berarti keburukan, kejelekan, dan kejahatan. 

Atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa sayyi’ah adalah lawan dari 

kebaikan (ِأحسن .(ضد
11

Maka kemudian dapat dikenal istilah seperti su’al-

z}ann(buruk sangka), su  ’ al-adab (adab yang buruk), serta su  ’ al-khatimah (akhir 

hidup yang buruk). Berdasarkan contoh di atas, nampak jelas sekali lafaz su ’atau 

sayyi’ah sangat identik dengan makna yang buruk atau jelek. 

Maka dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa ‘amalan sayy’iah 

adalah suatu perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh manusia, yang pelakunya 

diancam akan mendapatkan siksaan di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah 

swt QS. Gafir/40: 40. 

كَ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلََ يُُْزَى إِلََّّ مِثْ لَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَىُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِ 
 يدَْخُلُونَ الْْنََّةَ يُ رْزقَُونَ فِيهَا بِغَيِْْ حِسَابٍ 

Terjemahnya: 

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding 
dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-
laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka 
mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak 
terhingga.

12
 

 

 

 

 

                                                           

11
Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir, h. 674. 

12
Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 471. 
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1. Tahlili 

Tahlili adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan 

kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari seluruh aspeknya. Dalam metode tahlili, 

penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun dalam mushaf 

ustmani. Penafsir mulai menganalisis ayat dengan mengemukakan arti kosa kata 

di ikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat, konotasi kalimat, latar 

belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat-ayat yang lain baik sebelum 

maupun sesudahnya (munasabah) dan tak ketinggalan pendapat-pendapat yang 

telah diberikan berkenaan dengan tafsir ayat-ayat tersebut, baik dari Nabi, 

sahabat, para tabi’in maupun ahli tafsir lainnya.
13 

Berdasar dari beberapa keterangan di atas, maka maksud yang dimaksud 

dalam judul skripsi ini adalah upaya untuk mengetahui hakikat amal perbuatan 

yang buruk, sebagaimana yang diungkapkan dalam QS. Gafir/40:40. 

D. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait 

literatur sebagai penunjang dalam penyusunan penelitian tersebut. Terdapat 

beberapa buku yang terkait dengan judul skripsi yakni: ‚amalan sayyi’ah dalam 

al-Qur’an (suatu kajian tahlili terhadap QS. Gafir/40:40). 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa apakah skripsi ini 

belum atau pernah ditulis oleh penulis oleh penulis lain sebelumnya, atau tulisan 

ini sudah dibahas namun berbeda dari segi pendekatan dan paradigma yang 

digunakan. Sejauh penelusuran penulis terhadap karya-karya ilmiah yang terkait 

dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

                                                           

13
Rohimin, Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model penafsiran, (Cet. I; Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2007), h. 67  
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1. Buku karya Muqatil bin Sulaiman yang berjudul al-Wuju>h waal-Naz}a>’ir fi 

al-Qur’a>n al-Kari>m. Dalam buku ini, Muqatil mengupas berbagai makna 

kata-kata dalam al-Qur’an yang dimulai dengan kata al-huda. Sementara 

itu, beliau membahas masalah sayyi’ah dalam tiga bagian. Pertama kata 

al-sayyi’ah dengan berbagai makna yang melingkupi dalam ayat-ayat al-

Qur’an. Kedua, al-hasanah wa al-sayyi’ah dengan memaparkan makna 

masing-masing kata tersebut ketika berada dalam satu ayat. Ketiga, 

khusus membahas kata su >’dengan berbagai maknanya. Terakhir kata 

sayyi’ah yang merupakan jama’ dari sayyi’ah dengan makna berbilang 

yang dimiliki.
14

 

2. Buku yang berjudul Ethico Religious Concept in the Qur’a>n buah karya 

dari Toshihiko Izutsu. Buku ini mengupas kata-kata kunci dalam al-

Qur’an yang digunakan untuk menggali konsep-konsep yang berkenaan 

dengan etika manusia dengan menggunakan pendekatan semantik. Salah 

satu topik yang dibahas oleh Izutsu adalah kata sayyi’ahdengan cukup 

rinci. Dalam penjelasan Toshihiko, dapat diketahui bahwa term sayyi’ah 

merupakan lawan dari kata h}asanah.15
 

3. Selanjutnya skripsi karya Anton Sugianto yang berjudul Makna Hasanah 

dan Sayyi’ah dalam al-Qur’an: Studi Komparatif  antara Tafsir Ibnu 

Katsir, Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbah. Skripsi yang disusun di 

UIN Sultan Syarif Kasim Riauini membahas makna kata Hasanah dan 

Sayyi’ahpada saat bergandengan dalam suatu ayat serta merujuk pada 

                                                           

14
Muqa>til Ibn Sulaima>n, al-Wuju>h wa al-Naz}a>’ir fi al-Qur’a>n al-Kari>m, (Cet. I; 

Damaskus: Markaz Jum’ah al-Ma>jid al-S|aqafah wa al-Turas|, 2006). 

15
Toshihiko Izutsu, Ethico Religious Concept in the Qur’a>n (Cet. I: Kanada: McGill 

university Press, 2002), h. 221-223. 



8 
 

penafsiran tiga mufassir, yakni Ibnu Katsir, Hamka dan Quraish Shihab. 

Dari hasil penelitian ini penulis memahami bahwa kata sayyi’ah yaitu: 

pertama, perbuatan amal buruk yang dilakukan oleh manusia, kedua, 

perbuatan burukbukan hanya dilakukan oleh perorangan namun ada juga 

yang dilakukan secara berkelompok, dan ketiga, balasan atas perbuatan 

manusia.dibahas Namun, penggalian makna Hasanah dan Sayyi’ah yang 

dilakukan oleh sugianto karena hanya berdasarkan tiga tokoh tersebut, 

maka terkesan kurang mendalam dan kompleks.
16

 

4. Jurnal karya Imam Sudarmoko, yang berjudul Keburukan dalam 

Perspektif al-Qur’an ‚(Telaah Ragam, Dampak dan Solusi Terhadap 

Keburukan)‛.Dalam jurnal Dialogia, Vol. 12. No. 1 (Juni, 2014)tersebut, 

diuraikan berbagai term dalam al-Qur’an yang berbicara mengenai 

keburukan, yaitu yang menggunakan kata sayyi’ah, syarr, fuju>r, munkar, 

fasad, fakhsya>’, dan khabis\. Kemudian setelah diuraikan satu-persatu 

makna dari kata tersebut diketahui bahwa keburukan yang dijelaskan 

dalam al-Qur’an meliputi meliputi berbagai bidang, yaitu bidang akidah, 

ibadah, interaksi sosial, logika/pemikiran, hukum, dan ekonomi.
17

 

5. Jurnal karya Enoh, yang berjudul ‚Konsep Baik dan Buruk dalam al-

Qur’an (Analisis Konseptual Terhadap Ayat-ayat al-Qur’an yang Bertema 

Kebaikan dan Keburukan)‛.Dalam jurnal denganVol. XXIII, No. 1 (Januari-

                                                           

16
Anton Sugianto, ‚Makna Hasanah dan Sayyi’ah dalam al-Qur’an: Studi Komparatif  

antara Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbah‛, Skripsi (Riau: Fak. Ushuluddin 

UIN SUSKA, 2014). 

17
Imam Sudarmoko, ‚Keburukan dalam Perspektif al-Qur’an: Telaah Ragam, Dampak 

dan Solusi Terhadap Keburukan‛, Dialogia, Vol. 12. No. 1 (Juni, 2014). 
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Maret, 2007)tersebut, dijelaskan bahwa kata sayyi’ah merupakan antonim 

dari kata s}a>lih{.18
 

Dari beberapa literatur berupa kitab, buku, skripsi, maupun jurnal yang 

telah peneliti paparkan, peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus 

membahas tentang makna ‘amalansayyi’ah yang terdapat dalam QS. Gafir/40: 

40, yang juga menyebutkan mengenai balasan bagi pelakunya baik laki-laki 

maupun perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk meneliti 

hakikat ‘amalansayyi’ah yang terdapat dalam QS. Gafir/40: 40 dengan 

penggalian makna secara mendalam dan disajikan secara sistematis dari karya-

karya sebelumnya. Dengan demikian, nampak jelaslah posisi penelitian ini dari 

kajian-kajian terdahulu. 

E. Metode Penelitian 

Untuk menganalisis obyek penelitian tersebut, yang bersentuhan langsung 

dengan tafsir, maka diperlukan sebuah metodologi penelitian tafsir. Penulis akan 

mengemukakan metodologi yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian ini 

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

metode pengolahan dan analisis data. 

1. Jenis Penelitian 

Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang amalan sayyi’ah 

yang terdapat dalam al-Qur’an secara tahlili. Dengan demikian penelitian ini 

dilakukan dengan cara melakukan kajian kepustakaan (library research) dengan 

objek utamanya QS. Gafir/40:40. 

                                                           

18
Enoh, ‚Konsep Baik dan Buruk dalam al-Qur’an (Analisis Konseptual Terhadap Ayat-

ayat al-Qur’an yang Bertema Kebaikan dan Keburukan‛ Mimbar:Jurnal Sosial dan Pembangunan, 
Vol. XXIII, No. 1 (Januari-Maret, 2007). 
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2. Metode Pendekatan 

Objek studi dalam kajian ini adalah ayat-ayat al-Qur’an. Oleh 

karenanya, penulis menggunakan metode pendekatan tafsir dengan kajian tah}li>li>. 

Prosedur kerja metode tah}li>li> yaitu, menguraikan makna yang dikandung oleh al-

Qur’an ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutannya dalam 

mushaf. 

Yang menjadi objek studi kajian ini adalah QS. Gafir/40:40. Oleh 

karenanya penulis menggunakan metode pendekatan penafsiran al-Qur’an dari 

segi tafsir tah}li>li>. 

Dengan demikian prosedur kerja metode tah}li>li> ialah: menjelaskan 

kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari seluruh aspeknya,
19

 ayat demi ayat dan surah 

demi surah sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut 

berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan. Pendapat yang telah 

dikeluarkan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan 

oleh Nabi, sahabat, maupun para tabi’in dan tokoh tafsir lainnya.
20

 

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, 

yaitu tafsir dan pendekatan teologis (aqidah). Pendekatan tafsir digunakan karena 

objek dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur’an, maka digunakanlah 

disiplin ilmu yang relevan, yaitu ilmu tafsir. Dan pendekatan teologis digunakan  

untuk mengetahui bagaimana pengaruh amalan sayyi’ah tersebut dalam 

kehidupan beragama terutama yang berkaitan dengan aqidah. 

 

 

                                                           

19
Abd. Muin Salim, Metodologi Ilmu Tafsir, (Cet.III; Yogyakarta: Teras, 2010), h. 42. 

20
Nasruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’an, (Cet. I; Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 

2002), h. 68-69. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

Adapun sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang 

bersifat primerkitab suci al-Qur’an dan kitab-kitab tafsir. Adapun kitab tafsir 

yang menjadi rujukan dasar terhadap QS. Gafir/40:40. Diantaranya kitab Tafsir 

al-T{abari>, Tafsir al-Qurt}ubi>, Tafsir al-Mishbah, al-Azhar, Ibnu Kas\i>r, Fi Zila>l al-

Qur’an, dan sebagainya. Sedangkan sumber sekundernya adalah berbagai buku-

buku maupun arrtikel yang terkait dengan penelitian ini. 

b. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan bahasan yang akurat, maka 

penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data yang bersifat 

kualitatif dengan cara berpikir induktif yaitu suatu metode yang penulis gunakan 

dengan jalan meninjau beberapa hal yang bersifat khusus kemudian diterapkan 

atau dialihkan kepada sesuatu yang bersifat umum. 

Dalam pembahasan ini, langkah dalam pengolahan data tersebut 

menggunakan langkah metode tahlili yaitu sebagai berikut: 

a. Menjelaskan QS. Gafir/40:40 yang akan dibahas dengan memperhatikan 

susunan ayat sesuai dengan mushaf. 

b. Menjelaskan arti makana kosa kata setiap ungkapan dalam QS. Gafir/40:40. 

Yaitu kata  ِزىِ ,عَم لَِسَي  ئَة ثلَها,ِيُج .,يجرزَقونَِ,ِيَدخجلونَِ,ِمجؤم نِ ,ِأجنثىِ ,ذكََرِ ,ِصالِ  ا,ِم   

c. Menjelaskan munasabah QS. Gafir/40:40 baik dengan ayat-ayat sebelumnya 

maupun dengan ayat-ayat setelahnya, sampai ditemukan sisi-sisi 

keterkaitannya. 
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d. Memberikan penjelasan dengan memperhatikan riwayat-riwayat yang berasal 

dari Nabi saw, sahabat, tabi’in, yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir yang 

mu’tabar. Seperti kitab tafsir al-T{abari>, al-Qurt}ubi>, ibn Kas\i>r, dan sebagainya. 

e. Memberikan penjelasan terakhir terkait ayat tersebut dari berbagai aspek 

terhadap penjelasan yang diperoleh. 

4. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan  

a. Menjelaskan hakikat ‘amalansayyi’ah. Baik dari segi etimologi, terminologi 

dan beberapa istilah yang sepadan, serta bentuk-bentuk pengungkapan 

katanya baik yang berasal dari ayat-ayat Makkiyah maupun dari ayat-ayat 

Madaniyah. 

b. Menjelaskan wujud ‘amalan sayyi’ahsesuai yang terdapat dalam QS. 

Gafir/40:40  

c. Menjelaskan implikasi atau dampak dari amalan sayyi’ah yang terdapat 

dalam QS. Gafir/40:40 dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan 

beragama. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Ilmiah, sebagai wujud pengembangan dunia ilmiah sekaligus 

sekaligus memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ke-islaman, 

khususnya dalam bidang kajian tafsir. 

b. Secara praktis, penelitian ini setidaknya bisa membimbing masyarakat 

dalam kehidupan beragama, agar tidak terjerumus kedalam perbuatan 

buruk yang dapat mendatangkan siksa dari Allah swt. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM ‘AMALAN SAYYI’AH 

A. Pengertian ‘Amalan Sayyi’ah 

Dalam pembahasan ini, akan dibahas megenai ‘amalan sayyi’ah 

berdasarkan QS. Gafir/40: 40. Maka dari itu akan diuraikan terlebih dahulu 

mengenai pengertian ‘amalan sayyi’ah. Secara kebahasaan, ‘amalan sayyi’ah  

tersusun dari dua kata, yaitu ‘amalandan sayyi’ah. 

1. ‘amal(عمل) 

Kata ‘amal sebenarnya dari bahasa Arab, namun saat ini kata tersebut telah 

diserap ke dalam bahasa Indonesia, dengan penambahan afiks bahasa penerima –

an,
1
 sehingga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat ditemukan kata 

‚amal‛ yang berarti perbuatan (baik atau buruk), perbuatan baik yang 

mendatangkan pahala (menurut ajaran agama Islam), yang dilakukan dengan 

tujuan untuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia 

(memberi derma, mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana alam, 

penyandang cacat, orang jompo, anak yatim piatu, dan sebagainya).
2
 

Sementara itu, dalam literatur berbahasa Arab kata عملmemiliki makna 

yang tidak jauh berbeda, dengan bahasa Indonesia. Kata عمل berarti pekerjaan 

yang dilakukan oleh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan 

dan dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan.
3
 Namun, subjek yang dimaksud 

                                                           
1
Abdul Ghaffar Ruskhan, Pungutan Padu Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia(Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional, 2000), h. 68. 

2
‚Amal‛ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online‛. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amal.(21-Maret-2019). 

33
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n (Cet. IV; Damaskus: Da>r al-Qalam, 

2009M), h. 587. Lihat juga, Abu> H{usain Ah{mad bin Faris bin Zakariyya, Mu’jam Maqa>yis al-

Lugah, Juz 4 (t.t: Da>r al-Fikir,t.th), h. 140. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amal
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dalam penelitian ini adalah amal atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, 

karena yang dapat mengetahui kebaikan dan keburukan adalah manusia. 

Ibnu Manz}ur, dalam Lisa>n al-‘Arab mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan عملadalah pekerjaan (المهنو), perbuatan (الفعل), sekumpulan perbuatan 

 melakukan ,(عمل عملا) seseorang yang melakukan pekerjaan ,(الجمع أعمال)

pekerjaan yang lainnya (أعملو غيره), menggunakan (إستعمالو), dan mempekerjakan 

seseorang (إعتملهالرجول).4 Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

yang dimaksud dengan amal adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang 

dilakukan secara sadar, terencana dan dilakukan atas suatu tujuan tertentu. 

Kata عمل sebenarnya memiliki kesamaan makna dengan kata فعل, yang 

mengindikasikan adanya suatu gerak pekerjaan yang dilakukan. Namun terdapat 

pula perbedaan antara keduanya. Kata عمل khusus digunakan untuk 

menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh makhluk hidup, seperti manusia dan 

hewan, dan kata فعل selain dapat digunakan untuk menunjukkan makhluk hidup, 

dapat pula digunakan untuk perbuatan yang dilakukan benda mati. Dengan 

demikian kata عمل  memiliki makna yang lebih spesifik daripada kata فعل. 
Kemudian, dari akar kata عمل dapat berubah menjadi معاملةyang berarti 

hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh sesama manusia.
5
 

Kata عمل dalam al-Qur’an terbagi dalam empat bentuk, yaitu isim, fi’il 

ma>d}i>, fi’il mud}a>ri’, dan fi’il amr. Dengan rincian, kata عمل ,عملاterulang 

sebanyak 9 kali. Kata أعمالdan أعمالاdisebut satu kali yang berarti perbuatan. 

Kata عملهم, dan kata أعمالهمterulang sebanyak 17 kali yang berearti perbuatan 

                                                           
4
Ibn Manzur Jama>l al-Di>n al-Ans}ari>, Lisa>n al-‘Arab, Jil. 35 (Mesir: Da>r al-Mis}riyyah, t.th), 

h. 3108-3109. 

5
Yusran, ‚Amal Saleh: Doktrin Teologi dan Sikap Sosial‛, Al-Adyan, 1 (Desember, 2015), 

h. 126. 
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mereka. Kata عمليsatu kali yang berarti perbuatan saya, kata 22أعمالكم kali, 

yang berarti perbuatan kalian, kata عاملterulang 4 kali yang berarti berbuat, kata 

 kali, yang berarti 4العاملين satu kali yang berarti berbuat, dan kataعاملة

melakukan perbuatan.Adapun dalam bentuk fiil mad}i, adalah عملyang terulang 

19 kali dan memiliki arti berbuat, kata 5عملت kali yang berarti aku telah 

berbuat, kata عملتمsatu kali berarti kalian telah berbuat, kata عملتوsatu kali 

berarti kamu yelah berbuat kepadanya, kata عملواsebanyak 73 kali berarti mereka 

telah berbuat, kata 5عملو kali yang berarti perbuatannya.Dalam bentuk fi’il 

mudari’ yaitu kata تعملterulang sebanyak 2 kali yang berarti kamu sedang atau 

akan berbuat, تعملونterulang 82 kali yang berati kalian sedang atau akan berbuat, 

 kali 14يعمل ,terulang 6 kali yang berarti kami sedang atau akan berbuatنعمل

yang berarti dia sedang atau akan berbuat, dan kata يعملونmereka sedang atau 

akan berbuat.Bentuk fi’il amr, yaitu kata أعملterulang 4 kali berarti berbuat 

baiklah kalian (perintah kepada satu orang), 9أعملون kali, berbuat baiklah kalian 

(perintah kepada orang banyak).
6
 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa al-Qur’an juga 

menggunakan term عمل untuk menunjukkan suatu pekerjaan atau perbuatan 

yang dilakukan oleh manusia, dengan maksud tertentu. Pekerjaan tersebut dapat 

dilakukan secara individu, maupun secara kolektif, baik dilakukan untuk dirinya 

sendiri maupun untuk orang lain. 

 

 

 

 

                                                           
6
Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m 

(Mesir: Bait al-Fikr, t.th), h. 483-488.  
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2. Sayyi’ah(سيأة) 

Setelah diketahui makna dari kata amal, maka akan dijelaskan kata yang 

kedua, yaitu kata sayyi’ah. Kata sayyi’ah secara bahasa berasal dari kata -ساء
.yang berarti jelek, buruk atau jahatيسوؤ-وسواء-ومساءة

7
 Dan dari asal kata ini, 

kemudian muncul kata سيأةyang berarti keburukan atau lawan dari kebaikan ( ضد
 dan biasa digunakan untuk menyebutkan keburukan yang berkaitan ,(أحسن

dengan kelaparan, kesempitan, kesusahan, dan juga siksaan.
8
 

Menurut Asfahani, kebaikan dan keburukan masing-masing ada dua jenis. 

Pertama, kebaikan dan keburukan perspektif akal dan syariat, jadi penentu baik 

atau buruknya sesuatu hanya dapat dilihat berdasarkan penalaran akal dan juga 

penjelasan dalil-dalil keagamaan. Menurut Asfahani, hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam QS. al-An’a>m/6: 160.
9
 

يِّئَةِ فَلاَ يُُْزَى إِلاَّ مِثْ لَهَا وَىُمْ لاَ يظُْلَمُ   ونَ مَن جَاء بِِلَْْسَنَةِ فَ لَوُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ وَمَن جَاء بِِلسَّ
Terjemahnya:  

Barangsiapa berbuat kebaikan, mendapat balasan sepuluh kali lipat 
amalnya. Dan barangsiapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan 
kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak diragukan (dizalimi).

10
 

Kedua, kebaikan atau keburukan dilihat dari tabiat atau kebiasaan, dan itu 

dikembalikan pada berat tidaknya kebaikan atau keburukan tersebut, maka 

kebaikan atau keburukan jenis ini yang mengetahui hanya subyek penerimanya.
11

 

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-A’raf/7:131. 

                                                           
7
Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 

1997), h. 674. 

8
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n, h. 441. 

9
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n, h. 441. 

10
Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 

2012), h. 150. 

11
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n, h. 442. 
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هُمْ  اَ  فإَِذَا جَاءتْ هُمُ الَْْسَنَةُ قاَلُواْ لنََا ىَذِهِ وَإِن تُصِب ْ سَيِّئَةٌ يَطَّي َّرُواْ بِوُسَى وَمَن مَّعَوُ أَلا إِنََّّ
 طاَئرِىُُمْ عِندَ اللِّّ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَىُمْ لاَ يَ عْلَمُونَ 

Terjemahnya: 

Kemudian apabila kebaikan(kemakmuran) datang kepada mereka,mereka 
berkata: "Ini adalah karena (usaha) kami". Dan jika mereka ditimpa 
kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan 
pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah,  
namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.

12
 

Kata sayyi’ah dalam al-Qur’an menunjukkan dua hal, yaitu: pertama, 

sesuatu atau peristiwa yang tidak menyenangkan dan tidak dapat diterima dalam 

kehidupan manusia. Dan yang kedua, kata sayyi’ah digunakan al-Qur’an untuk 

menunjukkan perbuatan buruk yang dilakukan manusia atas kehendak Allah swt. 

Atau kadang-kadang kata sayyi’ah dapat dipahami sebagai malapetaka, cobaan, 

dosa, dan maksiat.
13

 

Kata sayyi’ah dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 168 kali 

dalam al-Qur’an, yang kesemuanya tidak keluar dari makna tentang 

keburukan.
14

Dari term sayyi’ah dan turunannya ternyata bentuk su>’ paling 

banyak ditemui dalam al-Qur’an dibandingkan dengan bentuk lain yang berarti 

juga keburukan namun dalam penggunaannya dalam al-Qur’an kata su>’ ini 

menunjukkan keburukan azab, perbuatan, perkataan, sesuatu yang 

disembunyikan, sesuatu yang dijauhi, sifat, tempat, keadaan, sesuatu yang 

dibanggakan, zalim, sesuatu yang dikehendaki Allah. Dari uraian seputar 

sayyi’ah dan kata turunannya, maka jelas bahwa sayyi’ah adalah keburukan yang 

harus dijauhi dan dicegah yang bersifat universal. 

                                                           
12

Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 131. 

13
Toshihiko Izutsu, Ethico Religious Concept in the Qur’a>n (Cet. I: Kanada: McGill 

University Press, 2002), h. 222. 

14
Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 

367-370. 
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Dari uraian-uraian yang telah diberikan di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ‘amalan sayyi’ah adalah suatu 

perbuatan yang dilakukan oleh manusia, namun tidak sejalan dengan tuntunan 

agama dan moral universal. Maka dari itu cakupan ‘amalan sayyi’ah itu sangat 

luas, sebagaimana luasnya cakupan kata ‘amalan salihah yang merupakan 

antonim dari ‘amalan sayyi’ah itu sendiri. 

B. Term-term yang Semakna dengan ‘Amalan Sayyi’ah 

Dalam al-Qur’an ada beberapa term yang memiliki kemiripan makna 

dengan kata sayyi’ah, yaitu syarr, fuju>r, munkar, fasad, fakhsya>’ dan khabi>s\. 

Maka penulis akan mengurainya satu-persatu. 

1. Syarr (  (شرّ 

Kata syarr, berasal dari kat شراّ -رّ يشُ -شرّ   yang berarti jelek, buruk, keji dan 

jahat. Kata tersebut dapat pula diartikan sebagai dosa, menghina, memusuhi, 

kemarahan, dan sebagainya.Namun jika dikutkan kepada wazan  ّشراّ-رّ يشَ -شر , 

maka dia memiliki makna mengeringkan dengan matahari atau menjemur, seperti 

dikatakan  َشرَّاللحمyang berarti menjemur daging.
15

Menurut Asfahani, makna 

dasar kata  ّشر merupakan kebalikan dari kata خير. Jika خير dipahamisebagai 

kebaikan yang dinginkan oleh semua orang, maka kata  ّشر adalah keburukan 

yang tidak diinginkan oleh semua orang. Sebagaimana dalam sebuah syair 

disebutkan. 

 16أَشَرَّتْ كُلَيْبٌ بِِلَأكُفّ الَأصَابِعَا * إِذَا قِيلَ أيٌّ النَّسِ شَرُّ قبَِيلَة
Artinya: 

Apabila ditanyakan, manusia manakah yang memiliki perangai yang paling 
buruk ?Aku ungkapkan bahwa mereka adalah orang yang berpangku tangan 
dan memiliki sikap acuh. 

                                                           
15

Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir, h. 708. Lihat juga, Majma’ al-

Lugah al-‘Arabiyyah, Mu’jam al-Wasi>t} (Cet. IV; Kairo: Maktabah al-Syuru>q al-Dauliyyah, 

2004M), h. 478. 

16
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n, h. 448. 
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Dalam al-Qur’an kata  ّشر terulang sebanyak 31 kali, dan kesemuanya hanya 

berbentuk isim mas}dar, dan hanya satu kali disebut dalam bentuk jamaknya yaitu 

kata al-asyra>r, yang terdapat dalam surat S{a>d/38: 26.Dalam al-Qur’an kata  ُّشَر 

memiliki makna yang berbeda-beda sesuai konteksnya masing-masing, misalnya 

dalam QS. Al-Baqarah/2: 16 kata  ُّشَر disebut sebagai ‚sifat buruk manusia‛, 

begitupun pada QS. ‘Ali-‘Imra>n/3: 180, al-Maidah/5: 60, dan QS. Yu>suf/12: 77. 

Dapat juga disandarkan kepada ‚sifat buruk setan‛ seperti pada QS. Al-Na>s/114: 

4. Disebut juga sebagai ‚kejahatan‛, seperti yang terdapat dalam QS. Yu>nus/10: 

11 dan QS. Al-Isra>’/17: 11. Disebut sebagai ‚bunga api (neraka)‛ sebagaimana 

yang terdapat dalam QS. Al-Mursala>t/77: 32. Dan juga dapat disebut sebagai 

‚malapetaka‛ seperti yang terdapat dalam QS. Fus}s}ilat/41: 51.
17

 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna  ّشَر pada 

umumnya berkaitan dengan perilaku buruk atau kejahatan, baik yang dilakukan 

oleh manusia maupun jin, atau dapat juga disebut berkenaan dengan suatu 

tempat di akhirat kelak yang akan menjadi tempat penyiksaan bagi makhluk 

yang durhaka kepada Allah swt. 

Menurut Izutsu, keburukan yang dicakup oleh istilah ini lebih 

menggambarkan keburukan yangtidakmudah diketahui oleh masyarakat banyak, 

melainkan hanya oleh orang-orangtertentu, wajar bila al-Qur’an mengisyaratkan 

bahwa untuk sampai pada dan menghindari keburukan ini mesti diajak, bukan 

diperintahkan.
18

Dengandemikian dapat dinyatakan bahwa konsep keburukan 

dalam term al-syarr,memiliki kecenderungan dalam menggambarkan keburukan 

yang berdimensisosial. 

 

                                                           
17

Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 

378. 

18
Toshihiko Izutsu, Ethico Religious Concept in the Qur’a>n, 223. 



20 
 

2. Fuju>r(فجور) 

Kataفجورsecara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata يفجر-فجّر-
وفجورا-فجرا  yang berarti memancarkan atau mengalirkan keluar.

19
 Menurut 

Asfahani, kata فجر secara bahasa mengandung arti membelah sesuatu dengan 

belahan yang lebar, seperti ungkapan  َفجرالإنسانالسكْرyang berarti seseorang 

membelah pintu air. Seperti firman Allah swt. dalam QS. Al-Qamar/54:12. 

رْنَا الْأَرْضَ عُ   يُونًا فاَلْتَ قَى الْمَاء عَلَى أمَْرٍ قَدْ قُدِرَ وَفَجَّ

Terjemahnya: 

Dan Kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air maka bertemulah 

(air-air) itu sehingga (meluap menimbulkan) keadaan (bencana) yang telah 

ditetapkan.
20

 

Subuh disebut sebagai fajar karena dilakukan dipagi hari, dan pagi hari 

datang seolah-olah membelah kegelapan malam. Kemudian kata فجور juga 

digunakan untuk menyebut kepada perilaku buruk atau durhaka kepada Allah 

swt. Karena orang yang melakukan perbuatan durhaka kepada Allah swt. sama 

saja dia telah mendobrak atau membelah batas ajaran-ajaran agama ( ِْْشقُّ سِت
يََنوَُ   ,(كذب) juga bisa bermakna berbohong فجور Maka kemudian, kata .(الدِّ

berbuat kerusakan (فسد), berbuat maksiat atau durhaka (أساء), berzina (زنى), dan 

menyeleweng ( َعَدَل).
21

 

Kata فجر dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 24 kali dalam al-

Qur’an, yang tersebar dalam dalam 22 surat.
22

 Kata فجر dalam al-Qur’an jika 

dihubungkan dengan air atau mata air (seperti sungai dan laut) maka memiliki 

makna sebagaimana makna yang pertama yaitu, mengalirkan, membelah, 

                                                           
19

Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir, h. 1035. 

20
Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 529. 

21
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n, h. 628. 

22
Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 

512-513. 
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meluapkan dan menerbitkan. Sedangkan jika tidak dihubungkan dengan air, maka 

memiliki makna yang kedua seperti kebohongan, kemaksiatan, dan kerusakan, 

maka pelakunya disebut sebagai fa>jir yaitu orang-orang yang melanggar batas-

batas agama. Seperti dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-Qiya>mah/75: 5. 

نسَانُ ليَِ فْجُرَ أمََامَوُ    بَلْ يرُيِدُ الْإِ

Terjemahnya: 

Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus.
23

 

Dalam al-Qur’an kata فجر sering digandengkan dengan lawan katanya, 

misalnya pada QS. S{a>d/38: 28, kata فجار berarti ‚orang yang berbuat kerusakan‛ 

dihadapkan dengan kata المتقين yang ‚berarti orang-orang bertakwa‛. Dan dalam 

QS. Al-Infit{a>r/82: 13-14, dihadapkan dengan kata الأبرار yang berbicara tentang 

tempat di akhirat kelak bagi masing-masing pelaku kebaikan dan kejahatan. 

Tempat tersebut dijelaskan pada QS. Al-Mut}affifi>n/83: 7 dan 18, yaitu catatan 

orang yang berbuat jahat tersimpan di  ٍين  dan milik orang-orang yang ,سِجِّ

bertakwa tersimpan di  َعِلِّيِّين. Dalam QS. Al-Syams/91: 8, kata فجور disebut 

sebagai ‚jalan kejahatan bagi orang-orang yang mengotori jiwanya‛, sedangkan 

lawannya adalah kata ىو تق  yang berarti ‚jalan ketakwaan bagi orang-orang yang 

menyucikan jiwanya‛, dan keduanya merupakan ilham dari Allah swt. Dalam QS. 

Nu>h}/71: 27, kata اجر اف  digandengkan dengan kata كفّارا yang memberi pengertian 

bahwa orang-orang yang kafir akan menyesatkan hamba-hamba Allah swt. dan 

akan melahirkan keturunan yang juga tersesat, begitupun dalam QS. ‘Abasa/80: 

42.
24

 

Dari penjelasan yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa fujur 

berkaitan dengan keburukan pada bidang sosial dan akidah,seperti perzinahan, 

                                                           
23

Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 577. 

24
Nurbaiti Dahlan, ‚Fujja>r‛ dalam Ensiklopedi Al-Qur’an: Kajian Kosakata, ed. M. 

Quraish Shihab,vol. 1 (Cet, I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 234. 
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kefasikan, berusaha untuk menjerumuskan orang ke jalan kesesatan, serta 

membawa kepada kekafiran. 

3. Fasad(فسد) 

Kata  فسدsecara bahasa berasal dari kata  فسادا-يفسد-فسد yang berarti 

kerusakan, atau lawan dari kebaikan atau kelurusan ( حضد صلا ).25
Menurut 

Asfahani, kata  adalah keluarnya sesuatu dari garis yang normal, baik sedikit 

maupun banyak.Kata ini dapat digunakan untuk menunjuk jiwa maupun benda-

benda yang telah keluar dari garis normalnya. Kemudian kata ini digunakan 

untuk menunjuk sesuatu yang telah keluar dari garis normal, maka akan 

menimbulkan kerusakan baik bagi pelakunya maupun lingkungan di sekitarnya. 

Seperti dikatakan أفسد غيرهyang artinya dia telah merusak yang lainnya.
26

 Dalam 

sebuah syair disebutkan 

أي مفسدة ء* مفسدة للمر  إن اشباب والفراغ والجده  
Artinya: 

sesungguhnya masa muda, banyak menganggur, dan punya keistimewaan, 
adalah dapat merusak melebihi semua kersakan.

27
 

Kata فسد dalam al-Qur’an disebut sebanyak 50 kali, dan lebih dominan 

diungkap dalam bentuk fi’il mudari’ dan isim fa’il. Misalnya dalam QS. Al-

Baqa>rah/2: 30, yang berarti berbuat kerusakan, dengan cara saling menumpahkan 

darah. Pada surat yang sama, dalam ayat 205 kata  disebut sebagai perilaku 

berbuat kerusakan lingkungan dan sosial. Dalam QS. Al-A’raf/7: 85 disebutkan 

perilaku kebiasaan curang pada timbangan (takaran), dan juga pada hak-hak 

sesama manusia, dan sebagainya. 

                                                           
25

Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir, h. 1055. 

26
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n, h. 636. 

27
Ibn Manzur Jama>l al-Di>n al-Ans}ari>, Lisa>n al-‘Arab, Jil. 38, h. 3412. 
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Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kata  

 adalah kejahatan yang bersifat sosial, baik kepada sesama manusia maupunفسد

kepada alam semesta. 

4. Munkar (المنكر) 
kata munkar secara bahasa berasal dari kata  َنكارة-ينكر-نَكُر yang berarti 

sulit atau susah.
28

 Asal makna kata ini adalah mengembalikan kepada hati apa 

yang tidak diketahui atau ditetapkannya.
29

Menurut Asfahani, kata المنكر berarti 

pengingkaran atau kebalikan dari pengakuan, seperti ungkapan أنكرتُ كذاyang 

artinya aku mengingkari hal ini. Terkadang kata ini juga digunakan oleh lisan 

untuk mengingkari sesuatu, dan penyebabnya karena hatinya juga 

mengingkarinya. Tapi terkadang dapat juga lisan mengingkari sesuatu, padahal 

hatinya memiliki pengetahuan tentang itu. Maka yang keluar dari lisannya adalah 

kebohongan.
30

 Sebagaimana Firman Allah swt QS.al-Nah}l/16: 3. 

 الْكَافِرُونَ  يَ عْرفُِونَ نعِْمَتَ اللِّّ ثَُُّ ينُكِرُونَ هَا وَأَكْثَ رىُُمُ 

Terjemahnya: 

Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan 

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah.
31

 

Kata المنكرmaknanya adalah sesuatu yang dikatakan buruk oleh akal pikiran 

yang jernih, atau akal pikiran menganggap baik terhadap sesuatu, tetapi syariat 

menghukuminya sebagai sebuah keburukan. Kata المنكر dengan berbagai 

bentuknya ditemukan sebanyak 37 kali, seperti dalam QS. ‘Ali-‘Imra>n/3: 104, 

110, 114 yang menyebutkan bahwa seseorang harus menghindarkan dirinya dari 

                                                           
28

Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir, h. 1461. 

29
Abu> H{usain Ah{mad bin Faris bin Zakariyya, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz 5, h. 476. 

30
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n, h. 636. 

31
Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 267. 
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hal-hal yang dapat menjauhkannya dari Allah swt, seperti kekafiran, fasik, dan 

tidak menjaga silaturrahim dengan sesama manusia.
32

 

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan المنكر adalah keburukan ata kejahatan yang bertentangan dengan ajaran-

ajaran agama. 

5. Fah}sya>’ ( ءاحْشف ) 

kata fahsya secara bahasa berasal dari kata  َحْشًاف-يَ فْحُشُ -فَحُش  yang 

berarti melampaui batas.
33

al-Asfahani menyebutkan bahwa kata  secara bahasa 

berarti sesuatu yang sangat jelek baik berupa perbuatan maupun perkataan.
34

 

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Ibnu Manzur dan Ibnu Faris, yang 

menyebutkan bahwa kata فحش secara bahasa berarti segala hal yang berkaitan 

dengan keburukan, baik itu berupa perbuatan maupun ucapan.
35

 

Kata فحش dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 24 kali dalam al-

Qur’an.
36

 Dalam bentuk ةحشاف  disebut paling banyak, yaitu 13 kali dan hampir 

seluruhnya dikaitkan dengan keburukan dalam hal seksual, seperti zina, 

penyimpangan seksual (LGBT), maupun kebiasaan kaum jahiliyah yang tawaf 

tanpa mengenakan busana.
37

 

Dari term fahsya>’ dan turunannya, terlihat bahwa fahsya>’ yangdimaksud 

dalam al-Qur’an menunjukkan suatu keburukan yang berkaitandengan perbuatan 

                                                           
32

Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 

719. 

33
Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir, h. 1036. 

34
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n, h. 626. 

35
Abu> H{usain Ah{mad bin Faris bin Zakariyya, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz 4, h. 478. 

Ibn Manzur Jama>l al-Di>n al-Ans}ari>, Lisa>n al-‘Arab, Jil. 38, h. 3355. 

36
Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 

513. 

37
Untuk contohnya dapat merjuk dalam QS. al-Nisa>’/4: 15, 19, 25, 22, QS. Al-Isra>’/17: 32, 

QS. al-A’raf/7: 80, 28, QS. al-Naml/27: 54., dan sebagainya. 
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keji di masyarakat sosial yaitu perbuatan mesum,homoseksual, perbuatan zina, 

maupun mendatangi tempat-tempat maksiat. Akan tetapi termasukdidalamnya 

perbuatan-perbuatan keji yang lain. 

6. khabs\ (خبث) 

Kata خبثsecara bahasa berasal dari kata خبثا-يخبث-خبث  yang berarti 

buruk dan jelek.
38

 Menurut Asfahani, makna dasar dari kata خبث adalah niat 

yang buruk seperti buruknya karat pada besi. seperti diungkapkan dalam sebuah 

syair. 

 فأبدى الكير عن خبث الْديد * سبكناه ونحسبو لجينا
Artinya: 

Kami menemukannya dan mengira bahwa itu adalah perak. Akan tetapi 

setelah melewati tempaam, ia menampakkan buruknya besi.
39

 

Kemudian, makna kata خبث berkembang untuk menunjukkan sesuatu yang 

tidak disukai karena dianggap jelek dan buruk, baik sesuatu yang bersifat fisik 

maupun non fisik, seperti kejelekan dalam akidah, ucapan, makanan, dan 

sebagainya. Kata خبث disebut sebanyak 16 kali dalam al-Qur’an, 15 kali dalam 

bentuk isim dan hanya sekali disebut sebagai fi’il,40
dan kadang disebutkan 

bersamaan bersama antonimnya. Lawan kata dari kata خبث adalah طيب  yang 

berarti kebaikan.
41

 Seperti pada QS. al-Nisa>’/4: 2. 

لُواْ  الْْبَِيثَ بِِلطَّيِّبِ وَلاَ تََْكُلُواْ أمَْوَالَهمُْ إِلََ أمَْوَالِكُمْ إِنَّوُ كَانَ وَآتُواْ الْيَ تَامَى أمَْوَالَهمُْ وَلاَ تَ تَ بَدَّ
 حُوبًِ كَبِيراً

 

 

                                                           
38

Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir, h. 317. 

39
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n, h. 272. 

4040
Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, 

h. 226. 

41
Abu> H{usain Ah{mad bin Faris bin Zakariyya, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz 2, h. 238 
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Terjemahya: 

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, 

janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah 

kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar 

dan memakan) itu adalah dosa yang besar.
42

 

Dari term dan turunannya dapat diketahui bahwa keburukandengan istilah 

ini menunjukkan keburukan yang bersifat umum dan mudah diketahui oleh orang 

banyak serta terjadi karena adanya godaan setan. Contoh perbuatan buruk yang 

termasuk kategori ini seperti perbuatan homoseksual, memakan harta anak 

yatim, atau sesuatu yangberkaitan dengan keburukan dalam akidah. 

                                                           
42

Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77. 
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BAB III 

ANALISIS TEKSTUAL  QS. GAFIR/40: 40 

A. Kajian QS. Gafir/40 

Surat Gafir adalah surat ke 40 setelah surat al-Zumar dan sebelum surat 

Fus}s}ilat dalam urutan mushaf usmani.Surat Gafir secara keseluruhan berjumlah 

85 ayat, adapula yang menyebut 82, 84, dan 86 ayat. Namun dalam mushaf 

usmani dapat dijumpai sebanyak 85 ayat saja.
1
 

Surat ini dinamakan surat Gafir karena terdapat ayat-ayat yang menentang 

perdebatan yang buruk, kecongkakan, kebatilan dan menutup mata dari 

kebenaran Allah swt.
2
 ada pula sebutan lain untuk surat ini, yaitual-T{aul ada pula 

yang membacanya dengan menjazmkan huruf wawu, sehingga dibaca al-T}u>l, 

surat Gafir (pengampun), dan surat al-‘Ara>’is (yang mencengangkan). Surat ini 

disebut juga surat al-Mu’min karena ayat ke 28 berbunyi ٌؤْمِن .وَقاَلَ رَجُلٌ مُّ
3
 

Surat initermasuk dalam surat makkiyah (diturunkan di Mekkah), 

sebagaimana pendapat al-H{asan, ‘At}a’, ‘Ikrimah dan Jabir. Menurut al-H{asan 

secara keseluruhan surat ini termasuk makkiyah kecuali ayat 55 yang berbunyi 

 dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu‛. Menurut al-Hasan‚ وَسَبِّحْ بَِِمْدِ رَبِّكَ 

ayat ini berkaitan dengan perintah melaksanakan shalat, dan perintah 

pelaksanaan shalat diturunkan di Madinah. SedangkanIbnu Abbas dan Qatadah, 

mengatakan bahwa yang tidak termasuk makkiyah adalah ayat 35-36, yang 

                                                           
1
Abi> 'Abd Allah Muh}ammad Ibn Ah}mad Ibn Abi> Bakr al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi' li Ah}ka>m al-

Qur'a>n, juz 18, (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risa>lah, 1437H/2006M), h. 322. Lihat juga, Jala>l al-

Di>n al-Suyu>t}i>, al-Itqa>n Fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 2008M), h. 

150. 

2
Syekh Muh}ammad al-Gazali>, Tafsi>r Maud}u’i li Suwa>r al-Qur’an al-Kari>m, terj. Ahmad 

Saikho dan Ervan Nurtawab, Menikmati Jamuan Allah: Inti Pesan al-Qur’an dari Tema ke Tema, 

jil. 2 (Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 432 

3
Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Itqa>n Fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>, h. 123. 
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membicarakan tentang orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah swt.
4
 

Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu D{urais, al-Nuh}a>s, dan al-Baihaqi> dalam al-

Dala>’il dari Ibnu ‘Abba>s, bahwa al-H{awa>mim (surat-surat yang diawali dengan 

ha>mi>m yang berjumlah 7 surat) kesemuanya diturunkan di Mekkah. Begitupun 

yang diriwayatkan dari Ibnu Mardawaih, al-Dailami>, dari Samurah Ibn Jundub.
5
 

Surat Gafir memiliki banyak keutamaan, di antaranya yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Mardawaih dari Annas Ibn Ma>lik, telah berkata aku mendengar 

Rasululah saw. bersabda: 

إن الله أعطاني السبع الحواميم مكان التوراة، وأعطاني الراءات إلى الطواسين مكان 
واميم والدصلل، الإنجيل، وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور، وفضلني بالح

ما قرأىن نبي قبلي، وقال ابن عباس إن لكل شيء لباباً، وإن لباب القرآن حم، قال ابن 
مسعود الحواميم ديباج القرآن، وعنو قال: " إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات 

 6دمثات أتأنق فيهن
Artinya: 

Sesungguhnya Allah memberiku tujuh al-h}awa>mi>m sebagai pengganti 
Taurat, dan memberikan al-ra>’a>t hingga al-t}awa>si>n sebagai pengganti Injil, 
serta memberiku apa yang ada di antara al-t}awa>si>n dan al-h}awa>mi>m 
sebagai pengganti Zabur, dan mengutamakanku dengan al-h}awa>mi>mdan al-
mufas}s}al yang tidak pernah dibaca oleh seorang nabi pun sebelumku. 

Abu ‘ubaid dalam Fad}a>’il nya meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata 

‚segala seuatu ada intinya dan intinya al-Qur’an adalah h}a>mi>m. Abu ‘Ubaid, 

Ibnu D{aris, Ibnu Munz}ir, al-H}aki>m, dan al-Baihaqi>, dalam al-Syu’b 

meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, dia berkata, ‚al-h}awa>mi>m adalah suteranya al-

Qur’an. Dalam riwayat Abu> al-Syaikh, Abu> Nu’aim, dan al-Dailami dari Annas, 

                                                           
4
Abi> 'Abd Allah Muh}ammad Ibn Ah}mad Ibn Abi> Bakr al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi' li Ah}ka>m al-

Qur'a>n, juz 18, h. 322. Lihat juga, Muh}ammad ibn 'Ali> Ibn Muh}ammad al-Syaukani>, Fath} al-

Qadi>r: al-Ja>mi' Baina Fannai al-Riwa>yah wa al-Dira>yah Min 'Ilmi al-Tafsi>r (Cet. IV; Beirut: Da>r 

al-Ma'rifah, 1428H/2007M), h. 1293. 

5
Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i, al-Durr al-Mans\u>r Fi> Tafsi>r Bi al-Ma's\u>r, juz 13 (Cet. I; Kairo: Da>r 

al-Hijr,1424H/2003M), h. 5. 

6
Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i, al-Durr al-Mans\u>r Fi> Tafsi>r Bi al-Ma's\u>r, juz 13, h. 5-6. 
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dari Rasulullah saw. dengan kalimat yang sama.
7
Dan masih banyak keutamaan-

keutamaan lain yang terkandung dalam surat ini. 

Ada beberapa tema yang terkandung dalam surat ini, di antaranya adalah 

masalah tauhid sebagaimana umumnya surat-surat makkiyah. Surat ini, 

membahas tentang kebenaran akidah Islam, membantah keyakinan-keyakinan 

batil dan kafir, serta menunjukkan masalah kesombongan orang-orang kafir di 

muka bumi dan azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir tersebut. 

Dalam surat ini, dibahas pula keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah 

swt, mengikuti dan taat kepada petunjuk yang diberikan-Nya, pertolongan Allah 

kepada orang beriman serta malaikat memohonkan ampunan untuk mereka, serta 

kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah berikan kepada mereka di akhirat kelak, 

dan sebagainya.
8
 

Sehingga, secara umum seluruh surat ini tampak seperti ketukan dan 

hentakan ke dalam kalbu manusia dan mempengaruhinya dengan keras. Surat ini 

menyuguhkan aneka pemandangan kiamat dan puing-puing keruntuhan umat 

terdahulu. Kadang-kadang ia menceritakan dengan lemah lembut, sehingga ia 

berubah menjadi sentuhan dan nada-nada yang mengelus kalbu. Di dalanya juga 

diceritakan kepadaan para malaikat yang memikul Arsy, dan malaikat yang lain 

berdoa kepada Allah agar kiranya memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya 

kepada orang-orang yang beriman.
9
 

 

                                                           
7
Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i, al-Durr al-Mans\u>r Fi> Tafsi>r Bi al-Ma's\u>r, juz 13, h. 6. Lihat juga,  

Abi> 'Abd Allah Muh}ammad Ibn Ah}mad Ibn Abi> Bakr al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi' li Ah}ka>m al-Qur'a>n, juz 

18, h. 323. Muh}ammad ibn 'Ali> Ibn Muh}ammad al-Syaukani>, Fath} al-Qadi>r: al-Ja>mi' Baina Fannai 

al-Riwa>yah wa al-Dira>yah Min 'Ilmi al-Tafsi>r, h. 1294. 

8
Wahbah al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r Fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, juz 12 

(Damaskus: Da>r al-Fikr, 2003M), h. 383 

9
Sayyid Qutub, Fi> Zila>l al-Qur’an, Terj. As’ad Yasin, dkk, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jil. 10 

(Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 99. 
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Hubungan surat Gafir dengan surat al-Zumar: 

1. Dalam surat al-Zumar dan surat Gafir, sama-sama membahas keadaan 

orang-orang kafir pada saat berada di padang Mahsyar dan juga ketika 

berada di neraka. 

2. Dalam surat al-Zumar dijelaskan tentang keadaan orang-orang kafir dan 

orang-orang mukmin. Dan dalam surat Gafir diberi penegasan bahwa 

Allah dapat mengampuni dosa untuk menarik orang-orang kafir untuk 

meninggalkan kekafirannya dan beriman kepada Allah swt.
10

 

Hubungan surat Gafir dengan surat Fus}s}ilat: 

1. Surat Gafir dan surat Fus}s}ilat sama-sama membahas tentang ancaman-

ancaman Allah swt. kepada kaum kafir dan diperingatkan akan azab yang 

akan menimpa mereka. 

2. Surat Gafir dan surat Fus}s}ilat diawali dengan pembahasan kemulliaan al-

Qur’an.
11

 

B. Kajian Ayat QS. Gafir/40: 40 

1. Teks ayat dan terjemahnya 

ن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَىُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلئَِ  كَ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلََ يُُْزَى إِلَّا مِثْ لَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّ
 يَدْخُلُونَ الْْنَاةَ يُ رْزَقُونَ فِيهَا بغَِيِْْ حِسَابٍ 

Terjemahnya: 

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding 
dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-
laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka 
mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak 
terhingga.

12
 

 

                                                           
10

Wahbah al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r Fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari >’ah wa al-Manhaj, juz 12, 

h. 383. 

11
Wahbah al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r Fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, juz 12 , 

h. 503 

12
Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 471. 
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2. Analisis Mufradat 

Sebagaimana lazimnya penafsiran al-Qur’an yang menggunakan metode 

tahlili, akan diuraikan terlebih dahulu makna-makna kosakata pada ayat yang 

akan ditafsirkan. Maka uraian kosakata QS. Gafir/40: 40 adalah sebagai berikut: 

a. عمل 
Ibnu Manz}ur, dalam Lisa>n al-‘Arab mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan عملadalah pekerjaan (الدهنو), perbuatan (الصعل), sekumpulan perbuatan 

 melakukan ,(عمل عملَ) seseorang yang semakukan pekerjaan ,(الْمع أعمال)

pekerjaan yang lainnya (أعملو غيْه), menggunakan (إستعمالو), dan mempekerjakan 

seseorang (إعتملهالرجول).13
Sedangkan Asfahani, mendefinisikan عمل berarti 

pekerjaan yang dilakukan oleh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun 

tumbuhan dan dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan.
14

 

Kata عمل dalam al-Qur’an terulang sebanyak 360 kali, dan terbagi dalam 

empat bentuk, yaitu isim, fi’il ma>d}i>, fi’il mud}a>ri’, dan fi’il amr,15
yang 

kesemuanya menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik secara 

individu maupun kolektif. 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa al-Qur’an juga 

menggunakan term عمل untuk menunjukkan suatu pekerjaan atau perbuatan 

yang dilakukan oleh manusia, dengan maksud tertentu. Pekerjaan tersebut dapat 

dilakukan secara individu, maupun secara kolektif, baik dilakukan untuk dirinya 

sendiri maupun untuk orang lain. 

 

                                                           
13

Ibn Manzur Jama>l al-Di>n al-Ans}ari>, Lisa>n al-‘Arab, Jil. 35 (Mesir: Da>r al-Mis}riyyah, 

t.th), h. 3108-3109.  

14
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n (Cet. IV; Damaskus: Da>r al-Qalam, 

2009M), h. 587. Lihat juga, Abu> H{usain Ah{mad bin Faris bin Zakariyya, Mu’jam Maqa>yis al-

Lugah, Juz 4 (t.t: Da>r al-Fikir,t.th), h. 140. 

15
Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m 

(Mesir: Bait al-Fikr, t.th), h. 483-488. 
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b.  ًسَيِّئَة 

Kata sayyi’ah secara bahasa berasal dari kata ساء-يسوؤ-وسواء-ومساءة 

yang berarti jelek, buruk atau jahat.
16

 Dan dari asal kata ini, kemudian muncul 

kata سيأةyang berarti keburukan atau lawan dari kebaikan (ضد أحسن), dan biasa 

digunakan untuk menyebutkan keburukan yang berkaitan dengan kelaparan, 

kesempitan, kesusahan, dan juga siksaan.
17

 

Menurut Asfahani, kebaikan dan keburukan masing-masing ada dua jenis. 

Pertama, kebaikan dan keburukan perspektif akal dan syariat, jadi penentu baik 

atau buruknya sesuatu hanya dapat dilihat berdasarkan penalaran akal dan juga 

penjelasan dalil-dalil keagamaan.Kedua, kebaikan atau keburukan dilihat dari 

tabiat atau kebiasaan, dan itu dikembalikan pada berat tidaknya kebaikan atau 

keburukan tersebut, maka kebaikan atau keburukan jenis ini yang mengetahui 

hanya subyek penerimanya.
18

 

Kata sayyi’ah dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 168 kali 

dalam al-Qur’an, yang kesemuanya tidak keluar dari makna tentang 

keburukan.
19

Dari uraian-uraian yang telah diberikan di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ‘amalan sayyi’ah adalah suatu 

perbuatan yang dilakukan oleh manusia, namun tidak sejalan dengan tuntunan 

agama dan moral universal. Maka dari itu cakupan ‘amalan sayyi’ah itu sangat 

luas, sebagaimana luasnya cakupan kata ‘amalan salihah yang merupakan 

antonim dari ‘amalan sayyi’ah itu sendiri. 

                                                           
16

Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 

1997), h. 674. 

17
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n, h. 441. 

18
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n, h. 442. 

19
Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 

367-370. 
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c. يُُْزَى 

Kata يُُْزَى secara bahasa berasal dari kata جزاء-يُزى-جزى  yang berarti 

mencukupi, memberi upah, atau membalas.
20

 Al-Asfahani mengatakan bahwa 

kata جزى secara bahasa berarti cukup dan tidak membutuhkan (الغناء والكصاية). 
Maka kata جزى secara umum adalah balasan yang serupa atas apa yang telah 

dilakukan, jika yang dilakukan baik maka balasannya baik, begitupun sebaliknya 

jika perbuatannya buruk maka balasannya juga buruk, seperti dikatakan جزيتو كذا
.yang artinya saya membalasnya sesuai dengan itu بكذا

21
 

Maka setidaknya ada dua hal yang cocok untuk memaknai kata جزى yaitu 

 lebih bermakna senilai atau seimbang yang hanya مكافأة Kata .مكافأة  dan الكصاية

memberi batasan minimal dan tidak memberi batasan maksimal, ini hanya cocok 

untuk menggambarkan balasan yang berupa hukuman. Sedangkan untuk 

menggambarkan pemberian dari Allah yang berupa nikmat, itu lebih tepat 

dimaknai dengan الكصاية karena nikmat yang berasal dari Allah tidak bisa 

digantikan atau dibalas oleh manusia.
22

 

Kata جزى dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 116 kali, dalam 

47 surat dan 109 ayat, dan umumnya digunakan untuk menjelaskan balasan yang 

berasal dari Allah swt. di akhirat kelak, kecuali hanya beberapa ayat saja yang 

menunjukkan balasan di dunia. Seperti, QS. al-Baqarah/2: 85, QS. al-Maidah/5: 

33, 95, QS. Yu>suf/12: 22, QS. al-Qas}s}as}/28: 25, QS. al-S{affa>t/37: 80, 105, 110, 

121, dan 131. 
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Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 

1997), h. 191. 

21
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n, h. 195. 

22
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufada>t Li al-Fa>z} al-Qur’a>n, h. 195. 
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Dari keterangan di atas, maka diketahui bahwa kata جزى adalah balasan 

yang berasal dari Allah swt. atas apa yang telah dilakukan oleh manusia selama 

hidup di dunia, baik balasan tersebut di akhirat kelak atau di dunia. 

d. مِثْ لَهَا 

Kata مِثْل secara bahasa berasal dari kata مثولَّ-يمثل-مثل yang berarti 

menyerupai atau menyerupakan.
23

 Kata ini terulang sebanyak 169 kali di dalam 

al-Qur’an dengan berbagai derivasinya.
24

Menurut ibnu Manz\ur, kata mas\al, mis\al 

dan mas\il berarti samadengan syabah, syibah dan syabih. Kata مثلdigunakan 

untuk beberapa keadaan dan cerita yang menggambarkan sesuatu yang 

mengagumkan.
25

Menurut al-Ragib al-As}fahani> kata مثل mengandung arti, suatu 

ungkapan tentang perkataan yang mengenai suatu hal yang mengandung 

kesamaan dengan perkataan yang lain tentang masalah yang lain pula, yang 

gunanya agar satu sama lain saling menjelaskan. Contoh dalam bahasa Arab: 

 sama (di musim panas engkau menyia-nyiakan susu)الليف ضيّعتِ اللبَ 

maknanya dengan أهملت وقت الإمكان أمرك. Kedua ungkapan tersebut di atas 

sama-sama menggambarkan orang yang menyia-nyiakan waktu.
26 

Menrut Ibn Faris, kata mis\l dan mis\al menunjuk pada satu makna, yaitu: 

sesuatu yang menjadi contoh bagi yang lain. Sedangkan mis\l menunjukkan 

bahwa sesuatu seperti sesuatu yang lain:  yang ini adalah seperti yang itu, atau 

‘yang ini serupa dengan yang itu’. Kata mis\l dan mis\al memiliki satu makna. 

Sedangkan kata mas\i>l ( مثيل) adalah seperti kata syabi>h atau ‚yang serupa‛. 
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Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, h. 1309. 

24
 Muh}ammad Fu’a>d ‘Abdul Ba>qi>, Mu’jam Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 659-

661. 

25
Ibn Manzur Jama>l al-Di>n al-Ans}ari, Lisa>n al-‘Arab, juz 46, h. 4132. 

26
Abu> al-Qa>sim al-H{usain Ibn Muh}ammad Ibn al-Mufad}d}il al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mu’jam 

Mufrada>t Alf}a>z al-Qur’a>n, h. 758-759. 
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Orang Arab misalnya mengatakan: أمثل السلطان فلَنا, maksudnya sang sultan 

melakukan sesuatu serupa dengan yang telah dilakukan si fulan. Atau, sang 

sultan menjatuhkan hukuman kepada si fulan setimpal dengan perbuatannya.
27

 

Kalimat mas\ala bihi (مثل بو)atau ‚ia membuat contoh‛, misalnya, juga 

muncul dari maksud keserupaan. Makna di dalam kalimat itu ialah,  إذا نكلyaitu: 

‚ia menjadikan yang seperti itu sebagai contoh, atau perumpamaan, atau 

penyerupaan, bagi siapa saja yang melakukan tindakan atau yang menginginkan 

demikian‛. Kata matsula>t (مثلَت), jamak dari kata mus\ul (مثل), juga bermakna 

serupa atau keserupaan.
28

 

Menurut al-Zamakhsyari>, setidaknya ada dua makna dari kata mas\al di 

dalam al-Qur’an, yaitu : Pertama; mas\al pada dasarnya dapat berarti al-mis\al dan 

al-naz\i>r yang berarti serupa atau sebanding. Kedua; mas\al termasuk isti’a>rah 

yakni kata pinjaman yang berguna untuk menunjuk kepada keadaan sesuatu, sifat 

dan kisah, jika ketiganya dianggap penting dan mempunyai keanehan.
29

 

 Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kata mas\al dalam al-

Qur’an merupakan suatu ungkapan perumpamaan untuk memberikan suatu 

gambaran atau contoh dengan cara menyerupakan dengan kejadian-kejadian yang 

lebih ril agar dapat dengan mudah dipahami, dengan harapan dapat diambil 

hikmah dari perumpamaan tersebut. 

e. ًصَالِحا 

Kata صالحberasal dari kata صلَحا-يللح-صلح yang secara bahasa berarti 

.lawan kata dari kerusakan, yaitu baik atau bagusضد الصسد
30

 Kata yang berasal 
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Abu> al-H{usain Ah}mad Ibn Fa>ris Ibn Zakariya>, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, juz 5, h. 296. 

28
Abu> al-H{usain Ah}mad Ibn Fa>ris Ibn Zakariya>, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, juz 5, h. 297. 

29
Abu> al-Qa>sim Mah}mu>d ibn ‘Amru> ibn Ah}mad al-Zamakhsyari>, al-Kasysya>f ‘An H{aqa>’iq 

Gawa>mid} al-Tanzi>l, juz 1 (Cet. III; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Arabi>, 1407H/1987M), h. 72. 

30
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, h. 788.al-Ra>gib al-

As}faha>ni>, Mu’jam Mufrada>t Alf}a>z al-Qur’a>n, h. 489. 
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dari kata صلح dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 140 kali di dalam 

al-Qur’an.
31

Menurut Ibn Manz\ur, kata s }a>lih (صالح) mempunyai makna 

diantaranya baik atau bagus (طيب), kumpulan kebaikan(الْمع صالحاء), seseorang 

yang saleh terhadap kelompoknya (رجل صالح في نصسو من قوم صالحاء) perbuatan 

yang baik terhadap perilaku dan pekerjaanya (مللح في أعملو وأمره) kebalikan dari 

kerusakan (نقيد الصسد), memperbaiki sesuatu setelah rusak ( أصلح الشيئ بعد
 perdamaian ,(تليلح القوم بينهم) memperbaiki kaum di antara mereka ,(الصساده

32.(السلم)
 

Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata صلح 

menunjukkan pada satu makna yang sama yaitu lawan dari kerusakan, sehingga 

saleh ialah perbuatan baik dan membawa manfaat dari segi perbuatan, pikiran 

dan akhlak yang selaras dengan perintah agama dan akal manusia. 

f. ذكََر 

Kata ذكََر secara bahasa berarti mengingat, menyebut, mengucapkan, 

menuang dan mengisi.
33

 Kata ذكََر juga bisa berarti laki-laki, yang merupakan 

antonim dari kata  34.أنُثَى
 Secara keseluruhankata ذكََر terulang sebanyak 267 kali 

dalam al-Qur’an, namun hanya 18 kali digunakan untuk menunjukkan jenis 

kelamin laki-laki.
35

Kata ذكََر jika bermakna laki-laki, lebih berkonotasi pada 

fungsinya dalam melahirkan keturunan (reproduksi), seperti pada QS. Al-

Hujurat/49: 13. 
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Muhammad Fu'a>d Abdul al-Ba>qi>, Mu’jam al-Mufahras Li Al-fa>z} al-Qur'a>n al-Kari>m, h. 

504-507. 

32
Ibn Manzur Jama>l al-Di>n al-Ans}ari>, Lisa>n al-‘Arab, juz 28, h. 2479. 

33
Ibn Manzur Jama>l al-Di>n al-Ans}ari>, Lisa>n al-‘Arab, juz 17, h. 1507. 

34
al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mu’jam Mufrada>t Alf}a>z al-Qur’a>n, h. 328. 

35
Muhammad Fu'a>d Abdul al-Ba>qi>, Mu’jam al-Mufahras Li Al-fa>z} al-Qur'a>n al-Kari>m, h. 

270-275. 
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ن ذكََرٍ  وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا إِنا أَكْرَمَكُمْ يََ أيَ ُّهَا النااسُ إِناا خَلَقْنَاكُم مِّ
 عِندَ اللَّاِ أتَْ قَاكُمْ إِنا اللَّاَ عَلِيمٌ خَبِيٌْ 

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.

36
 

Kataذكََر dalam al-Qur’an tidak hanya digunakan untuk menunjuk jenis 

kelamin manusia, adakalanya juga digunakan untuk menunjukkan jenis kelamin 

hewan (jantan atau betina), seperti pada QS. Al-An’a>m/6: 143.  

أْنِ اثْ نَ يْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْ نَ يْنِ قُلْ آلذاكَ  نَ الضا رَيْنِ حَرامَ أمَِ الأنُثَ يَ يْنِ أمَاا اشْتَمَلَتْ ثََاَنيَِةَ أزَْوَاجٍ مِّ
  عَلَيْوِ أرَْحَامُ الأنُثَ يَ يْنِ نَ بِّؤُوني بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 

Terjemahnya: 

Ada delapajn hewan ternak yang berpasangan (empat pasang)sepasang 

domba dan sepasang kambing. Katakanlah, ‚Apakah yang diharamkan 

Allah dua yang jantan atau dua yang betina atau yang ada dalam 

kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan 

jika kamu orang yang benar.‛
37

 

g. أنُثَى 
Kataأنُثَى secara bahasa berarti lemas, lembek, dan tidak keras.

38
 Kemudian 

makna ini digunakan untuk menunjukkan jenis kelamin wanita, karena wanita 

identik dengan kelembutan, kehalusan dan tidak keras yang biasanya identik 

dengan laki-laki. Kata أنُثَى merupakan kebalikan dari kata  ذكََر. Maka makna أنُثَى 
lebih cocok dipahami sebagai perempuan yang lebih mengacu kepada fungsinya 
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Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517. 

37
Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 147. 

38
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, h. 42. 
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dalam hal reproduksi.
39

 Kata أنُثَىdengan berbagai derivasinya, disebut dalam al-

Qur’an sebanyak 30 kali, dan semuanya berkaitan dengan perempuan.
40

 

h.  ٌمُؤْمِن 

Kata mu’min merupakan isim fa’il dari kata أمانة-يأمن-أمن secara bahasa 

berarti dapat dipercaya (ضد الخيانة), aman (ضد الخوف), iman (ضد الكصر), jujur 

.(ضد التكذيب)
41

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa 

hakikat orang  ٌمُؤْمِن adalah orang yang merasa aman, nyaman, karena ada sesuatu 

yang ia percayai, yakni percaya kepada Allah swt. Iman kepada Allah swt. 

disebut dengan al-i>ma>n, yakni percaya dengan lisan (ucapan), percaya dalam hati, 

dan percaya dalam tindakan (amal).
42

 Orang yang percaya kepada Allah akan 

mendapat rasa nyaman dan aman, dan juga dapat mempraktikan dalam 

kehidupannya sehingga lingkungan disekitarnya juga merasakan hal yang sama 

dengan dirinya. Kata أمن dengan barbagai polanya, disebut sebanyak 881 kali 

dalam al-Qur’an, dan disebut dalam bentuk  ٌمُؤْمِن sebanyak 22 kali, dan satu kali 

disebut sebagai salah satu sifat Allah swt. yakni dalam QS. al-H{asyr/59: 23.
43

 

i.  َيَدْخُلُون 

Kata yadkhulu>na, merupakan bentuk fiil mudhari yang asal katanya 

adalahterdiri dari huruf د,خ,لdengan wazanَّدخل,يدخل,دخولbermakna 

kebalikan dari keluar, yaitu masuk atau memasukkan.
44

Kata دخلdapat bermakna 
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al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mu’jam Mufrada>t Alf}a>z al-Qur’a>n, h. 93. 

40
Muhammad Fu'a>d Abdul al-Ba>qi>, Mu’jam al-Mufahras Li Al-fa>z} al-Qur'a>n al-Kari>m, h. 

270-275. 

41
Ibn Manzur Jama>l al-Di>n al-Ans}ari>, Lisa>n al-‘Arab, juz 1, h. 140. 

42
al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mu’jam Mufrada>t Alf}a>z al-Qur’a>n, h. 91. 

43
Muhammad Fu'a>d Abdul al-Ba>qi>, Mu’jam al-Mufahras Li Al-fa>z} al-Qur'a>n al-Kari>m, h. 

81-93. 

44
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, h. 392. 
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tempat waktu, perbuatan.
45

 Seperti Firman Allah swt, dalam QS. al-

Muja>dalah/59: 22. 

دُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ بِاللَّاِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادا اللَّاَ وَرَسُولوَُ وَلَوْ كَانوُا آبَاء ىُمْ أَوْ لََّتََِ
يماَنَ وَأيَادَىُم برُِوحٍ مِّ  نْوُ أبَْ نَاءىُمْ أَوْ إِخْوَانَ هُمْ أوَْ عَشِيْتََ هُمْ أوُْلئَِكَ كَتَبَ في قُ لُوبِِِمُ الْإِ

هُمْ وَرَضُوا عَنْوُ أوُْلئَِكَ  خَالِدِينَ جَنااتٍ تََْريِ مِن تََْتِهَا الْأنَْ هَارُ  وَيدُْخِلُهُمْ  فِيهَا رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ
 حِزْبُ اللَّاِ أَلََّ إِنا حِزْبَ اللَّاِ ىُمُ الْمُصْلِحُونَ 

Terjemahnya: 

Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman 
kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang 
yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, 
anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang 
dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah 
menguatkan mereka dengan pertolongan yang datan dari Dia. Lalu 
dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah rida terhadap mereka dan 
mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Merekalah 
golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang 
beruntung.

46
 

j.  َالْْنَاة 
Secara bahasa, kata  َالْْنَاة berasal dari kata  جَنا yang berarti menutupi atau 

tertutupi dari panca indera.
47

 Kemudian, dari akar kata tersebut mengalami 

perkembangan makna, seperti anak yang masih dalam kandungan disebut dengan 

 yang artinya anak tersebut masih tertutup oleh perut ibunya. Begitupun جَنين

dengan orang gila disebut dengan  َنونم  karena akalnya telah tertutupi sehingga 

menyebabkan tidak bisa digunakan.
48

 Termasuk kemudian, surga disebut dengan 

 karena ia disamakan dengan kebun-kebun di bumi yang ditumbuhi dengan الْْنَاةَ 
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al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mu’jam Mufrada>t Alf}a>z al-Qur’a>n, h. 309. 
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Abu> H{usain Ah{mad bin Faris bin Zakariyya, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz 1, h. 421. 
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Abu> H{usain Ah{mad bin Faris bin Zakariyya, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz 1, h. 422. 



40 
 

pepohonan yang begitu lebat hingga tidak tampak permukaan tanahnya, 

meskipun hakikat keduanya berbeda, atau bisa juga dikatakan bahwa surga saat 

ini masih tertutupi dari akal dan panca indera manusia.
49

 

Kata  جَنا dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 221 kali, dan 161 

kali digunakan untuk menunjukkan makna surga, baik dalam bentuk mufrad, 

tas\niyah, maupun jamak.
50

 

k.  َيُ رْزَقُون 

Secara bahasa َيُ رْزَقُون berasal dari kata زقر   yang berarti pemberian dalam 

jangka waktu tertentu, baik pemberian yang bersifat duniawi atau ukhrawi. 

Terkadang dapat jga digunakan untuk mengartikan bagian, dan juga sesuatu yang 

masuk ke dalam mulut untuk dimakan.
51

 Dalam al-Qur’an kata  زقر  dengan 

berbaga derivasinya terulang sebanyak 122 kali, dan selalu disandarkan atas 

pemberiang yang datang dari Allah swt.
52

 

l.  ٍحِسَاب 

Secara bahasa kata  ٍحِسَاب berasal dariحسب yang berarti menghitung, 

mencukupkan, bantal kecil, dan penyakit yang dapat membuat kulit jadi putih.
53

 

Menurut Asfahani, kata حسبdalam al-Qur’an, jika dihubungkan dengan 

pemberian yang berasal dari Allah swt. Memiliki beberapa makna yang pada 

umumnya adalah sesuatu yang pasti bermanfaat dan tidak dapat dihitung atau 

diperkirakan secara bilangan.
54
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3. Munasabah Ayat 

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam memahami al-Qur’an 

adalah melihat hubungan-hubungan atau munasabah pada ayat yang akan 

ditafsirkan. Munasabah adalah  

QS. Gafir/40: 40 memiliki hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yang 

berbicara mengenai kisah nabi Musa as. ketika berdakwah di hadapan Fir’aun dan 

pengikutnya. Konteks pembicaraan tentang Musa dan Fir’aun dimulai pada ayat 

23, di mana Allah swt. mengisahkan seorang tokoh nabi dari Bani Israil melawan 

seorang raja tiran yang berkuasa saat itu, yakni Fir’aun. Fir’aun merupakan gelar 

raja-raja Mesir masa lalu, yang dalam bahasa Yunani disebut Pharao, yang 

kemudian dalam bahasa Arab disebut Fir’aun. Untuk melanggengkan 

kekuasaannya, Fir’aun mempropagandakan kepada masyarakat, bahwa raja 

adalah tuhan, sehingga masyarakat pada masa itu terjerumus dalam kemusyrikan, 

serta hanya bisa pasrah dan berdiam diri ketika ditindas oleh Fir’aun.
55

Nabi Musa 

ketika berdakwah banyak menyampaikan nasihat-nasihat, dan yang paling utama 

dari ajakannya adalah untuk mentauhidkan Allah swt. Sehingga ada salah 

seorang dari pengikut Fir’aun yang beriman kepada ajaran yang dibawa oleh 

Musa dan tampil ikut menasihati Fir’aun dan pengikutnya. 

Diceritakan bahwa orang mukmin itu berusaha mengajak kaum Fir’aun dan 

memberikan nasihat secara berulangkali. Karena dia melihat bahwa,Fir'aun dan 

pengikutnya secara terus menerus berada dalam kekufuran dan tipu daya mereka 

sendiri. Dia telah memperingatkan sebanyak tiga kali. Yang pertama, 

peringatannya yaitu tentang ajakan untuk menerima agama Nabi Musa as. 

Peringatan kedua yaitu tentang ajakan untuk beriman kepada Allah, dan yang 

terakhir peringatan bahwa mereka telah terjerumus pada tipu daya duniawi, serta 
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dia memberi semangat kepada mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

baik sebagai tujuan ukhrawi.
56

 

Kesewenang-wenangan Fir’aun tidak dilakukan seorang diri, tetapi juga 

dilakukan oleh para elit dan keluarga kerajaan saat itu. Sebagaimana dijelaskan 

pada ayat 24, bahwa masih ada dua tokoh lagi yang juga ikut ambil bagian dalam 

melakukan kezaliman yaitu Ha>ma>n seorang mentri kerajaan, dan Qa>ru>n seorang 

keluarga kerajaan yang sangat kaya raya. Namun Fir’aun malah justru mengejek 

Musa as. dengan menyuruh wazir (mentri) nya untuk membuatkan sebuah 

gedung yang tinggi supaya Fir’aun dapat melihat Tuhannya Musa as, 

sebagaimana tergambar pada ayat 36-37.
57

 

Pada rangkaian ayat-ayat ini jelas ada perbedaan bahwa ajakan orang 

beriman untuk beriman kepada Allah swt. itu termasuk t}ari>q al-najah yakni jalan 

menuju kemenangan. Dan ajakan Fir’aun, yang mengajak orang mukmin untuk 

menyembah berhala itu termasuk t}ari>q al-na>r yakni jalan menuju neraka. Oleh 

karena itu Allah swt. kemudian menceritakan tentang penjagaannya 

terhadaporang mukmin dari segala perbuatan tercela yang akan 

menjerumuskannya. Allah swt. juga menceritakan tenggelamnya kaum fir’aun 

dan masuknya mereka ke neraka pada hari akhir.
58

 

Setelah dijelaskan seluruh ajakan-ajakan nabi Musa as. Ke jalan 

keselamatan, malah justru Fir’aun dan para sekutunya menyeru kepada 

kesesatan, yakni kemusyrikan sebagaimana terdapat pada ayat 41.
59
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4. Tafsir Ayat 

 ...مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلََ يُُْزَى إِلَّا مِثْ لَهَا

Ibnu Jari>r al-T{abari> mengatakan bahwa ini adalah lanjutan ucapan dari nabi 

Musa as. Kepada kaumnya, bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan di dunia 

ini, akan mendapatkan balasan di akhirat kelak, sesuai dengan kemaksiatan yang 

telah dilakukannya. Ibnu Jari>r mengutip pendapat Qatadah bahwa yang dimaksud 

dengan kata  ًسَيِّئَة pada ayat tersebut maknanya adalah syirik.
60

 Begitupun dengan 

al-Qurtubi mengatakan bahwa ًمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةbarang siapa melakukan perbuatan 

jahat yakni syirik, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan dosa 

yang telah dia lakukan itu.
61

 

Pendapat berbeda, dikemukakan oleh Syaukani dan Wahbah Zuhaili, bahwa 

kata  ًعَمِلَ سَيِّئَة dalam ayat ini harus dimaknai secara umum, sehingga semua jenis 

keburukan atau kemaksiatan dapat dicakup oleh kata tersebut, dan pendapat yang 

mengatakan bahwa makna kata  ًعَمِلَ سَيِّئَةkhusus berkaitan dengan syirik adalah 

pendapat yang tidak memiliki dasar.
62

 

Al-Khazin mencoba untuk memadukan perbedaan dua pendapat tersebut, 

hanya saja dibedakan pada balasan yang akan diterima oleh masing-masing 

pelakunya. Lebih lanjut al-Khazinmenyebutkan bahwa, jika kesalahan yang 

dilakukan adalah mensekutukan Allah swt. maka sebagai balasannya dia akan 

kekal di dalam neraka, namun jika kesalahan yang dilakukannya bukankesyirikan 
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atau hanya berupa kemaksiatan karena tidak patuh terhadap hukum-hukum 

Allah, maka akan dibalas sesuai dengan kesalahan yang pernah dilakukannya.
63

 

Balasan bagi pelaku maksiat adalah, dia akan mendapatkan balasan yang 

persis dengan perbuatannya selama di dunia. Hal ini dapat dilihat pada kata  إِلَّا
.pada ayat tersebut مِثْ لَهَا

64
Menurut Zamakhsyari>, jika Allah swt. membalas orang 

yang berbuat jahat tidak sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan orang 

tersebut, maka hal itu adalah kezaliman, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh 

Allah swt. yang memiliki sifat Maha Adil.
65

 Hukuman yang diberikan Allah swt. 

kepada para pelaku maksiat bukan atas dasar amarah atau kebencian tetapi untuk 

menunjukan keadilan Allah swt. kepada segenap hamba-hamba-Nya. Maka dari 

itu di hari perhitungan kelak, Allah swt. akan menghitung amal buruk atau 

kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-Nya dengan sangat teliti, agar hukuman 

tidak lebih berat daripada kesalahan.
66

 

Jadi, dapat dipahami bahwa kata يُُْزَى pada ayat tersebut lebih bermakna 

 yaitu pembatasan minimal, yang mana pelaku kejahatan akan dibalas oleh مكافأة

Allah swt. sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya, meskipun Allah 

bisa saja membalasnya lebih, namun hal itu tidak dilakukan oleh Allah swt. 

ن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَىُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلئَِكَ يَدْخُلُونَ الْْنَاةَ   وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّ
Setelah disebutkan ancaman Allah swt. kepada manusia, bahwa perbuatan 

jahat yang telah dilakukan pasti akan dibalas, kemudian Allah melanjutkan 

tentang balasan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang melakukan amal 
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kebaikan. Dikatakan ‚barang siapa mengerjakan amal yang salih, baik laki-laki 

maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, mereka akan masuk 

surga‛, yakni barang siapa yang mengerjakan amal salih, disamping ia juga orang 

yang beriman kepada Allah swt. dan apa-apa yang dibawakan oleh para rasul-

Nya (maka mereka) yaitu oramg yang memadukan antara keimanan dan amal 

salih (mereka akan masuk surga).67
 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa ada pendapat yang 

mengatakan makna  ًسَيِّئَة adalah syirik, maka ada pula yang memaknai kata  َعَمِل 
 adalah kalimat la>ila>hailalla>hatau tauhid. Di antara yang berpendapat صَالِحاً

demikian adalah Ibnu Abbas dan juga Qatadah.
68

 Jika kembali kepada pendapat 

jumhur ulama di atas, yang mengatakan bahwa kata  ًسَيِّئَة bermakna global, maka 

kata ًصَالِحا pada ayat tersebut juga harus dimaknai secara global. Artinya segala 

macam kebaikan, baik menurut akal dan juga syariat pasti sudah tercakup pada 

kata ًصَالِحا tersebut. Dan Allah swt. pasti akan membalasnya dengan kebaikan 

pula. 

Ada hal yang menarik pada penggalan ayat di atas, yaitu ketika Allah swt. 

mengancam akan membalas perbuatan jahat, tidak menyebut jenis kelamin bagi 

pelakunya, namun ketika menjanjikan akan membalas perbuatan baik, disebutlah 

laki-laki dan perempuan. Menurut Hamka, bahwa wanita memiliki mental yang 

lembut sehingga tidak cocok jika harus diberi ancaman-ancaman, tapi lebih 

cocok jika diberitahukan akan keindahan dan kelembutan, atau juga karena, 

beriman dan tidaknya perempuan tergantung dari bimbingan suaminya (laki-

laki).
69
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Pada ayat tersebut, juga tergambar bagaimana sikap Islam terhadap amal 

salih yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan bagi 

keduanya. Laki-laki maupun perempuan berhak mendapat balasan kebaikan dari 

amal salih mereka, asalkan dilandasi dengan keimanan. Karena iman kepada 

Allah swt. merupakan pondasi utama untuk diterimanya amal salih sedangkan 

amal salih yang tidak dilandasi dengan keimanan, tidak akan diterima oleh Allah 

swt.
70

 

Jumhur ulama membacanya  َيَدْخُلُون (masuk), dengan fathah pada  َي dalam 

bentuk bina lil fail. Ibnu Kasir, Ibnu Muhaisin, Abu ‘Amr, Ya’qub, dan Abu 

Bakar dari ‘Ashim, membacanya dengan dammah ُي, dalam bentuk bina lil maf’ul 

sehingga terbaca دْخُلُونَ يُ  (dimasukkan), alasannya karena huruf ya’ pada kata 

.juga dibaca dengan dammah يُ رْزَقُونَ 
71

 

 يُ رْزَقُونَ فِيهَا بِغَيِْْ حِسَابٍ 

Selanjutnya, dijelaskan apa-apa yang akan diperoleh di dalam surga bagi 

orang-orang yang beramal salih. Mereka akan diberi rezeki di dalamnya tidak 

terhingga. Menurut Ibnu Jari>r, maksudnya adalah mereka akan mendapatkan 

berupa buah-buahan, dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya tanpa ada 

hisab.
72

Sedangkan menurut Ibnu Kas\i>r maksudnya adalahnikmat yang diberikan 

oleh Allah swt. tidak hanya ditentukan dengan satu balasan, bahkan Allah swt. 
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akan membalasnya dengan pahala yang melimpah yang tidak akan terputus dan 

tidak akan habis.
73

 

Seseorang yang melakukan maksiat tidak ada balasan baginya di akhirat 

kecuali sepadan dengan apa yang telah ia lakukan. Hal itu adalah sebagai bentuk 

keadilan Allah. Tetapi berbeda dengan orang yang melakukan perbuatan baik 

yang selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan  

membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang 

mendapatkan surga, mereka akan merasakan kenikmatan berlipat ganda yang 

diberikan oleh Allah, dan diberi rizki yang luar biasa oleh Allah di akhirat kelak. 

Pada Intinya bahwa balasan yang didapatkan oleh orang-orang yang beramal 

sholeh tidak sepadan dengan apa yang telah diperbuatnya melainkan balasannya 

berlipat ganda. Hal ini merupakan bentuk rahmat Allah, fadholnya Allah, 

keutamaan Allah, dan nikmat Allah kepadanya. Nah itu perbedaannya.
74

 

Ini adalah bukti bahwa, balasan-balasan terhadap perbuatan tercela terbatas 

dengan kesesuaian perbuatan yang dilakukan. Berbeda dengan balasan terhadap 

perbuatan baik yang tidak terbatas oleh kesamaan perbuatan yang dilakukan di 

dunia, tetapi bisa lebih dari itu. Demikian ayat diatas, yang berbicara mengenai 

hukum-hukum jinayat. Dalam perkara jinayat, harus memberikan balasan yang 

sepadan, dan tidak boleh memberikan balasan yang berlebih-lebihan. Oleh karena 

karena itu ayat ini juga  berbicara mengenai kesesuian. Kesesuaian  adalah 

sesuatu yang harus dilakukan dengan cara tidak berlebih-lebihan.
75
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BAB IV 

ANALISIS QS. GAFIR/40: 40 

A. Hakikat Amalan Sayyi’ah dalam QS. Gafir/40: 40 

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai pengertian amalan sayyi’ah 

baik secara kebahasaan maupun yang terkandung dalam QS. Gafir/40: 40. Terdapat 

beberapa kata di dalam al-Qur’an yang digunakan untuk menunjukkan keburukan, 

tetapi kata amalan sayyi’ah memiliki spesifikasi secara tersendiri. Amalan sayyiah 

adalah suatu perbuatan buruk yang dilakukan oeh manusia secara sadar, tanpa 

adanya unsur ketidaktahuan. Memang pengertian tersebut tidak secara eksplisit 

disebutkan pada QS. Gafir/40: 40 di atas, akan tetapi hal tersebut dapat diketahui 

berdasarkan petunjuk dari ayat-ayat lain yang berbicara mengenai hakikatamalan 

sayyi’ah, misalnya pada  QS. Al-Nisa>’/4: 17 

اَ الت موْبةَُ عَلَى اللَّمِ للِمذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بَِِهَالَةٍ ثُُم يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فَأُولئَِكَ يَ تُ  وبُ اللَّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّم
ُ عَلِيمًا حَكِيمًا   وكََانَ اللَّم

Terjemahnya: 
Sesungguhnya orang yang bertobat kepada Allah itu hanya (pantas) bagi 
mereka yang melakukan kejahatan, karena tidak mengerti, kemudian segera 
bertobat. Tobat mereka itu lah yang diterima, Allah Maha mengetahui, M#aha 
penyayang.

1
 

Pada ayat di atas, kalimat yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang 

dianggap buruk dijelaskan dengan kata  َيَ عْمَلُونَ السُّوء yang berarti melakukan 

perbuatan jahat. M. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat di atas, menjelaskan 

bahwa: 

‚Meskipun orang yang melakukan kejahatan pada ayat di atas disebut sebagai 
orang yang  َجَهَال, namun bukan berarti bodoh atau tidak mengetahui bahwa 
yang dilakukannya adalah dosa. Jika demikian kasusnya, maka tidak akan 
dinilai berdosa, karena Allah tidak menganggap suatu perbuatan berdosa jika 
dilakukan dengan dasar kebodohan dan ketidaktahuan… Namun, kata 

                                                           
1
Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 80 
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 lebih tepat dimaknai sebagai kelemahan akal sehingga menyebabkan diaجَهَالَ 
tidak menyadari dampak buruk dari perbuatan dosa tersebut, sehingga dia 
tidak segera meninggalkan perbuatan tersebut.‛

2
 

Dari penjelasan Quraish Shihab di atas, dapat dipahami bahwa amalan 

sayyi’ah pada hakikatnya adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia 

secara sadar dan pelakunya memahami bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah 

buruk. Hanya saja, orang tersebut tidak menyadari bahwa perbuatannya akan 

dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak, sehingga dia lebih memperturutkan 

hawa nafsunya. 

Secara umum, pembahasan tentang‘amalan sayyi’ah menjadi salah satu topik 

yang menjadi perhatian para ulama. Ibnu Taimiyyah, sebagaimana yang dikutip oleh 

Bukhori a-Tunisi menyebutkan bahwa: 

‚Semua amal ibadah hanya bisa dinilai baik atau buruk berdasarkan syariat 
Islam. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan syariat 
Islam, maka hal itu termasuk dalam kategori ‘amal s}a>lih}, namun jika yang 
dilakukannya tidak bersesuaian dengan ajaran syariat, maka hal itu termasuk 
amalan sayyi’ah (amal yang buruk).‛

3
 

Dari penjelasan Ibnu Taimiyyah tersebut dapat dipahami bahwa, untuk 

menentukan seuatu perbuatan termasuk dalam kategori ‘amal salih} atau 

‘amalansayyi’ah  adalah dengan menggunakan tolak ukur syariat Islam. Sehingga, 

seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan syariat 

yang tertuang dalam al-Qur’an maupun al-sunah termasuk orang yang melakukan 

amalan sayyi’ah. 

Amalan Sayyi’ah merupakan perbuatan buruk yang tidak disukai oleh semua 

orang. Karena dilihat dari segi hakikatnya amalan sayyi’ah adalah sesuatu yang 

                                                           
2
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 2, (Cet. 

IV; Tangerang: Lentera Hati, 1426H/2005M), h. 378. 

3
Bukhori at-Tunisi, Konsep Teologi Ibnu Taimiyyah (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017), 

h. 298. 
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tidak menyenangkan, dan tidak diinginkan oleh siapapun. Karena dilihat dari segi 

dampaknya, amalan sayyiah tentu akan membawa dampak yang buruk baik 

pelakunya maupun orang lain. 

B. Wujud Amalan Sayyi’ah dalam QS. Gafir/40: 40 

1. Syirik 

Salah satu wujud dari amalan sayyi’ah adalah melakukan perbuatan syirik atau 

menyekutukan Allah swt. Syirik merupakan salah satu perbuatan buruk yang sangat 

dikecam oleh Islam. Syirik merupakan kehinaan yang tersebat di tengah manusia, 

baik pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Syirik dapat mendorong 

manusia berperilaku buruk dan menyimpang.  

Syirik secara bahasa berasal dari kata syarika-yasyraku-syarkanyang berarti 

menjadikan sekutu atau teman.
4
 Al-Asfahani dalam Mu’jamnya, menyebutkan 

bahwa kata syirik pada mulanya berarti bercampurnya kepemilikan (berserikat atau 

bersekutu), yang terjadi pada dua orang atau lebih, baik persekutuan tersebut berupa 

fisik maupun sifat.
5
 Oleh karena itu, kata syirik kemudian digunakan untuk 

menunjukkan aktifitas seseorang yang menjadikan sesuatu sebagai sesembahan, 

selain Allah swt. Sedangkan secara istilah, menurut al-Z|ahabi, syirik adalah 

menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah, kemudian menjadikan benda 

tersebut sebagai sesembahan, baik berupa batu, pohon, manusia, nabi dan lain 

sebagainya. Maka ini termasuk dakam kategori syirik yang paling besar dosanya di 

                                                           
4
Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 

715. 

5
Abi al-Qa>sim al-H{usain Ibn Muh}ammad al-Ma’ruf al-Ra>gib al-As}fahani, Mufada>t Li al-Fa>z} 

al-Qur’a>n, (Cet. IV; Damaskus: Da>r al-Qalam, 2009M), h. 451. 
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sisi Allah swt.
6
Salah satu contoh kemusyrikan yang dilakukan oleh manusia, Allah 

swt, ceritakan dalam QS. Al-A’raf/153: 

  ثُُم تََبوُاْ مِن بَ عْدِهَا وَآمَنُواْ إِنم ربَمكَ مِن بَ عْدِهَا لَغَفُورٌ رمحِيمٌ عَمِلُواْ السميِّئَاتِ وَالمذِينَ 
Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertobat dan 

beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.
7
 

Ayat di atas berkaitan dengan kelakuan beberapa orang dari umat nabi Musa 

as, yang menjadikan anak lembu sebagai Tuhan. Sebagaimana penjelasan Buya 

Hamka dalam tafsirnya menyebutkan: 

Ayat di atas dalam rangka menceritakan kejahatan golongan Samiri yang 
mengada-ada menyembah ‘ijil itu telah memberikan bayangan kepada Nabi 
Muhammad saw, bahwa penyembah ‘ijil pada khususnya dan mengada-ada 
dalam agama pada umumnya.

8
 

Dalam penjelasan di atas, memberikan gambaran mengenai fenomena 

penyimpangan akidah yang dilakukan oleh beberapa orang dari pengikut Nabi Musa 

as, yang dipelopori oleh Samiri. Samiri secara bahasa berasal dari kata sa>mirah, yang 

merujuk kepada salah satu etnis yang pernah mengikuti ajaran yang dibawa oleh 

Nabi Musa as. Namun, kemudian salah seorang dari suku Samirah tersebut, yang 

bernama Musa bin Za’far as Samiri menggagas sebuah ide untuk membuat patung 

seekor sapi yang terbuat dari emas, dan kemudian menyembahnya hingga kemudian 

Nabi Musa as, mengusir Samiri dari barisan para pengkutnya.
9
 

                                                           
6
Syamsuddin Muh}ammad ibn Us\man bin Qaimaz al-Turkmani> al-Fariqi> al-Dimasyqi, al-

Kaba>’ir, terj. Abu Zufar Imtihan Asy-Syafi’I, Dosa-dosa Besar (Cet. V; Solo: Pustaka Arafah, 2007), 

h. 17. 
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Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 169. 

8
Hamka, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Azhar, jil. 4 (Singapura: PTE LTD, 2007), h. 2510. 

9
Karyono Ibnu Ahmad dan Muhammad Andri Setiawan, Petunjuk Al-Qur’an Menghadapi 

Konflik Tokoh Masyarakat (Cet. I; Yogyakarta: Depublish, 2012), h. 61. 
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Perbuatan manusia menghambakan diri kepada selain Allah sejatinya 

merupakan tindakan merendahkan derajat kemanusiaannya. Karena dia telah 

menghambakan sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kuasa untuk memberi 

manfaat atau mendatangkan mudarat. Sehingga penghambaan tersebut adalah 

penghambaan yang semu dan hanya menuruti hawa nafsunya. 

Oleh karena itu, agama Islam diturunkan ke muka bumi ini bertujuan untuk 

menegakkan tauhid, dan memberantas berbagai penyimpangan dalam akidah. 

Sehingga dapat dijumpai bahwa, para nabi-nabi yang telah diutus Allah swt, sejak 

nabi Adam hingga nabi Muhammad saw, membawa misi yang sama. Yaitu 

mendakwahkan tauhid dan memberantas kemusyrikan.
10

 

2. Homoseksual 

Salah satu contoh perilaku maksiat yang diungkapkan dengan menggunakan 

kalimat ‘amalan sayyi’ah adalah perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh 

kaum nabi Lut as, sebagaimana firman Allah swt, pada QS. Hud/11: 78. 

ًُ  وجََاءَٓهُۥ َۡنُ اَيَْعۡهَلَُنَ  ۥقَ رعََُنَ إلًََِِۡ وَنِو قَبۡلُ كََىُ ٍۡ يِّ يُ ِۚ   َٔ ٱلسَّ وَّ  ا ٌُ ؤُلََءِٓ بَيَاتِِ  َۡمِ هََٰٓ قاَلَ يََٰقَ
رُ لَكُمۡۖۡ فَ  ٍَ طۡ

َ
َ أ اَٱْللَّّ ليَۡسَ نِيكُمۡ رجَُلٞ رَّشِيدٞ  ٱتَّقُ

َ
ۖٓ أ   ٧٨وَلََ تُُۡزُونِ فِِ ضَيۡفِٓ

Terjemahnya: 

Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu 

melakukan perbuatan keji. Lut berkata, ‚Wahai kaumku! Inilah putri-putri 

(negeri)ku mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan 

janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di 

antaramu orang yang pandai?‛
11
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Bey Arifin, Mengenal Tuhan (Cet. I; Jakarta: PT. Zahira, 2017), h. 596. 
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Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 230. 
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Ayat di atas, berkaitan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 

kaumnya nabi Nuh as. Wahbah al-Zuhaili ketika menafsirkan ayat di atas 

menyebutkan: 

Suatu ketika beberapa malaikat mendatangi nabi Nuh as, dalam rupa manusia 
yang memiliki wajah yang begitu tampan. Sehingga kaumnya nabi Nuh as, 
segera bergegas untuk kerumah nabi Nuh as, dengan harapan dapat melakukan 
perbuatan tidak senonoh (fa>hisyah) kepada para malaikat tersebut. Nabi Nuh 
kemudian menyeru kepada kaumnya bahwa, di antara mereka masih terdapat 
wanita-wanita, tetapi mengapa mereka malah justeru tertarik kepada sesama 
lelaki.

12
 

Nabi Nuh as. dan kaumnya tinggal di sebuah negeri yang bernama sodom, 

sebuah negeri yang masyarakatnya disebutkan oleh Allah sebagai masyarakat yang 

sering melakukan perbuatan keji, berupa penyimpangan seksual. Mereka lebih suka 

melakukan persetubuhan dengan sesama jenisnya (homoseksual), dibandingakan 

dengan lawan jenisnya.
13

 Masyarakat seperti itulah yang di dakwahi oleh nabi Nuh 

as, dan hanya sedikit di antara mereka yang mengikuti seruan nabi Nuh as, hingga 

kemudian negeri tersebut diazab oleh Allah swt. 

Perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh masyarakat Sodom pada 

saat itu, disebut oleh al-Qur’an dengan kalimat amalan sayyi’ah. Hal ini 

menunjukkan bahwa amalan sayyi’ah selain masuk pada keburukan akidah, juga 

dapat masuk pada aspek seksual seseorang. Perilaku homoseksual, selain dipandang 

sebagai keburukan dalam syariat Islam, juga merupakan keburukan jika ditinjau dari 

segi kesehatan, karena dapat menyebabkan tersebarnya berbagai penyakit, 

khususnya penyakit kelamin. 
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Wahbah al-Zuh}aili, Tafsi>r al-Muni>r: fi al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, jil. 6 (Cet. 

X; Damaskus: Da>r al-Fikr, 1430H/2009M), h. 434. 
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Syamsuddin Muh}ammad ibn Us\man bin Qaimaz al-Turkmani> al-Fariqi> al-Dimasyqi, al-

Kaba>’ir, terj. Abu Zufar Imtihan Asy-Syafi’I, Dosa-dosa Besar, h. 90. 
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3. Menyakiti Orang Lain 

Perbuatan buruk yang berimplikasi merugikan orang lain, juga disebut sebagai 

amalan sayyi’ah dalam al-Qur’an. Hal ini dapat diketahui misalnya pada QS. al-

Nisa >’/4: 110. 

 فُوراً رمحِيمًادِ الّلََّ  َ أَوْ يَظْلِمْ نَ فْسَهُ ثُُم يَسْتَ غْفِرِ الّلََّ يَِ  يَ عْمَلْ سُوءًاوَمَن 
Terjemahnya: 

Dan barangsiapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia 

memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha 

Pengampun, Maha Penyayang. 

Ayat di atas, masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya,yang dimulai pada 

ayat 105. Ayat 105-106 turun berkenaan dengan seorang yang bernama Tu’mah bin 

Ubairiq. Konon pada saat itu, Tu’mah bin Ubairiq mencuri perisai milik pamannya, 

dan menyembunyikannya di dalam kantongan tepung. Namun kemudian, kantong 

tersebut bocor dan tepung yang ada di dalamnya menjadi berceceran. Akhirnya 

Tu’mah menitipkan barang curian tersebut kepada seorang Yahudi bernama Zaid bin 

Samin. Pada saat pamannya mengetahui bahwa perisai miliknya hilang, kemudian 

orang-orang menggeledah rumah Tu’mah, namun mereka tidak mendapatinya. 

Namun, karena bocoran kantong tersebut menyebabkan tepung yang ada di 

dalamnya berceceran, akhirnya orang-orang mengikuti jejaknya dan berakhir di 

rumah Zaid bin Samin. Zaid bin Samin membela diri dengan mengatakan bahwa 

dirinya hanya dititipi barang tersebut oleh Tu’mah, dan kesaksian Zaid didukung 

oleh beberapa orang Yahudi yang lain. Namun, lagi-lagi Tu’mah menyangkal 

pernyataan Zaid bin Samin, bahkan sampai bersumpah-sumpah. Beberapa orang 

keluarga Tu’mah dari Bani Zafar pun mendukung pernyataan Tu’mah, hingga 

akhirnya mereka semua bersepakat untuk mengadukan hal tersebut kepada 
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Rasulullah saw. Hampir saja, Rasulullah terbujuk oleh sumpah-sumpah dan dalih 

yang diberikan oleh keluarga Tu’mah, dan memutus bersalah kepada Zaid bin 

Samin. Hingga Allah swt, menurunkan ayat tersebut untuk mengingatkan Rasulullah 

saw, memberikan keadilan dalam memutuskan suatu hukum.
14

Wahbah al-Zuhaili 

menafsirkan ayat di atas: 

Kemudian Allah swt, memberikan dorongan dan bujukan untuk bertobat. 
Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan dosa yang buruk terhadap orang 
lain atau ia menganiaya dirinyasendiri dengan melakukan suatu kemaksiatan, 
semisal sumpah palsu, kemudian ia memohon pengampunan dari Allah swt, 
atas dosa dan kemaksiatannya, ia akan mendapati Allah swt, Maha Pengampun 
terhadap dosa-dosa, lagi Maha Penyayang kepada hambahamba-Nya yang 
memiliki aib dan cela, sebagai bentuk karunia, kebaikan hati, dan kemurahan 
dari-Nya.

15
 

Dari penjelasan tersebut, bahwa perilaku yang dilakukan oleh Tu’mah bin 

Ubairiq, yakni mencuri kemudian mencoba untuk memfitnah orang lain atas 

kejahatan yang dilakukannya merupakan salah satu perbuatan amalan sayyi’ah. Hal 

ini menunjukkan bahwa amalan sayyi’ah merupakan perbuatan yang dapat merusak 

kerukunan masyarakat, bahkan lebih jauh dapat menyebabkan salahnya putusan 

hukum terhadap seseorang. 

4. Kemaksiatan 

Wujud amalan sayyi’ah pada QS. Gafir/40: 40 menurut mayoritas ahli tafsir 

adalah kemaksiatan, sebagaimana yang disampaikan oleh al-Syaukani>: 

Kata ‘amalan sayyi’ah dalam ayat ini bermakna umum, yaitu semua jenis 
kemaksiatan dapat dicakup oleh kata tersebut, sedangkan pendapat yang 
mengatakan bahwa makna kata ‘amalan sayyi’ah khusus berkaitan dengan 
syirik adalah pendapat yang tidak memiliki dasar.

16
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Wahbah al-Zuh}aili, Tafsi>r al-Muni>r: fi al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, jil. 3 (Cet. 

X; Damaskus: Da>r al-Fikr, 1430H/2009M), h. 166-167. 
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Wahbah al-Zuh}aili, Tafsi>r al-Muni>r: fi al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, jil. 3, h. 271. 
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Muh}ammad ibn 'Ali> Ibn Muh}ammad al-Syaukani>, Fath} al-Qadi>r: al-Ja>mi' Baina Fannai al-

Riwa>yah wa al-Dira>yah Min 'Ilmi al-Tafsi>r, h. 1302. 
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Kata maksiat secara bahasa berasal dari kata عصيا-يعصى-عصى yang berarti 

tidak mentaati, mendurhakai, atau menentang kekuasaan.
17

 Dalam Lisa>n al-‘Arab, 

disebutkan bahwa kata عصى secara bahasa berarti lawan dari ketaatan, atau 

pembangkangan. Seorang hamba dikatakan melakukan maksiat ketika tidak 

menjalankan perintah-perintah Tuhan. Seseorang yang melakukan pembangkangan 

kepada rajanya juga disebut sebagai maksiat.
18

 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perbuatan menentang atau tidak 

patuh terhadap berbagai perintah, dan hukum yang telah Allah tentukan di dalam al-

Qur’an maupun sunah nabi saw, adalah termasuk perbuatan maksiat.  

Fathi Durani, menyebutkan bahwa maksiat adalah perilaku manusia yang 

meninggalkan perkara yang wajib dan melakukan perkara yang haram, baik yang 

terkait dengan hak-hak Allah swt, maupun yang berkaitan dengan hak-hak orang 

lain.
19

 Sehingga perbuatan maksiat merupakan perbuatan buruk yang dapat masuk 

pada aspek agama maupun aspek sosial. 

Hal ini tentu bukanlah tanpa alasan, permasalahan sosial adalah sesuatu yang 

dinamis dan dapat berubah dari satu masa ke masa yang lain. M. Quraish Shihab, 

dalam bukunya Wawasan al-Qur’an menjelaskan: 

Mengenai persoalan yang dapat mengalami perkembangan dan perubahan, al-
Qur’an menjelaskan petunjuknya dalam bentuk global (prinsip-prinsip umum), 
agar petunjuk itu dapat menampung segala perubahan dan perkembangan 
sosial budaya manusia. Memang amat sulit jika rincian suatu persoalan yang 
diterapkan pada suatu masa atau masyarakat tertentu dengan ciri kondisi sosial 
budayanya, harus diterapkan pula dengan rincian yang sama untuk masyarakat 
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Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir, h. 939. 
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Muh}ammad  Ibn Mukrim Ibn Manz}u>r al-Afriqi> al-Mis}}ri, Lisa>n al-‘Arabi>, jil. 9 (Cet. III; 
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 Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, 2002), h. 133. 
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lain, baik di tempat yang sama pada masa yang berbeda, apalagi di tempat 
yang lain pada masa yang berlainan.

20
 

Dari penjelasan Quraish Shihab di atas, jelas bahwa terdapat suatu hikmah 

yang sangat besar, mengapa ketika menjelaskan persoalan sosial al-Qur’an tidak 

menjelaskan secara rinci, namun hanya menyebutkan prinsip-prinsip umumnya. Hal 

tersebut karena al-Qur’an merupakan kitab suci yang akan tetap memiliki fungsi 

sebagai pembimbing umat dari berbagai tempat dan dari masa ke masa, sehingga 

jika suatu persoalan sosial pada satu masa tertentu dijelaskan secara rinci dalam al-

Qur’an, bisa jadi pada masa yang lain persoalannya sudah berbeda sehingga 

penjelasan yang terdapat pada al-Qur’an tidak memiliki relevansinya lagi. 

C. Implikasi ‘Amalan Sayyi’ahdalam QS. Gafir/40: 40 

Menginginkan hidup bahagia merupakan dambaan setiap orang, kebahagiaan 

di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut maka 

manusia wajib mentaati setiap ajaran yang diberikan oleh Allah swt, baik yang 

terdapat dalam al-Qur’an maupun dalam sunnah nabi Muhammad saw. Namun, 

dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat mengambil manfaat dari ajaran Allah 

swt tersebut, dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Setiap perbuatan manusia di dunia ini, akan dimintai pertanggungjawabannya 

di akhirat kelak. Jika perbuatan tersebut termasuk kebaikan, maka Allah akan 

memabalasnya dengan kebaikan pula, begitupun sebaliknya ketika perbuatan 

tersebuta adalah perbuatan buruk atau amalan sayyi’ah maka Allah akan 

membalasnya sesuai dengan keburukan tersebut. Sebagaimana firman Allah swt, 

dalam QS. Gafir/40: 40. 

                                                           
20

M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat (Cet. 

IV; Bandung: Mizan, 2003), h. 460. 
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يُْزَى إِلَّم مِثْ لَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِّن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلئَِكَ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلََ 
 يَدْخُلُونَ الْْنَمةَ يُ رْزَقُونَ فِيهَا بغَِيِْْ حِسَابٍ 

Terjemahnya: 

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding 
dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki 
maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan 
masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga.

21
 

Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa amalan 

sayyi’ah merupakan perbuatan buruk yang memiliki banyak aspek dan tingkatan. 

Sehingga hukuman yang akan Allah beri juga beragam sesuai dengan kejahatan yang 

telah dilakukannya. Tentu balasan yang paling tinggi dari perilaku amalan sayyi’ah 

adalah kekal di dalam Neraka Jahannam. 

Al-Khazin menjelaskan, jika amalan sayyi’ah yang dilakukan seseorang adalah 

mensekutukan Allah swt. Maka sebagai balasannya dia akan kekal di dalam neraka, 

namun jika kesalahan yang dilakukannya bukankesyirikan atau hanya berupa 

kemaksiatan karena tidak patuh terhadap hukum-hukum Allah, maka akan dibalas 

sesuai dengan kesalahan yang pernah dilakukannya.
22

Bahkan jika dia segera sadar 

dan bertobat kepada Allah swt, niscaya Allah akan mengampuninya. Sebagaimana 

firman Allah pada QS. Al-Nisa>/17-18. 

اَ الت موْبةَُ عَلَى اللَّمِ للِمذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بَِِهَالَةٍ ثُُم يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فَأُولئَِكَ يَ تُو  نَّم ِِ ُ بُ اللَّم
يَ عْمَلُونَ السميِّئَاتِ حَتَّم إِذَا حَضَرَ ( وَليَْسَتِ الت موْبةَُ للِمذِينَ 71عَلَيْهِمْ وكََانَ اللَّمُ عَلِيمًا حَكِيمًا )

 بًً ألَيِمًاأَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنِّّ تُ بْتُ الْْنَ وَلََّ المذِينَ يََوُتُونَ وَهُمْ كُفمارٌ أوُلئَِكَ أعَْتَدْنََ لََمُْ عَذَا
 
 

                                                           
21

Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 471. 

22
‘Ala>’ al-Di>n ;Ali> Ibn Muh}ammad Ibn Ibra>hi>m al-Kha>zin, Luba>b al-Ta’wi>l Fi> Ma’a>ni al-

Tanzi>l, juz 4 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425H/2004M), h. 74. 
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Terjemahnya: 
Sesungguhnya orang yang bertobat kepada Allah itu hanya (pantas) bagi 
mereka yang melakukan kejahatan, karena tidak mengerti, kemudian segera 
bertobat. Tobat mereka itu lah yang diterima, Allah Maha mengetahui, M#aha 
penyayang. Dan tobat itulah tidaklah (diterima Allah) dari mereka yang 
melakukan kejahatan hingga apabilah datang ajal kepada seseorang di antara 
mereka, (barulah) dia menyatakan ‚saya benar-benar bertobat sekarang.‛ Dan 
tidak pula diterima tobat merek dari orang-orang yang meninggal sedang 
mereka didalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksaan 
yang pedih.

23
 

Dalam ayat di atas, pelaku amalan sayyi’ah memiliki harapan untuk memohon 

ampunan kepada Allah swt. sehingga Allah akan membuka ampunannya dan 

memaafkan kesalahan-kesalahannya. M. Quraish Shihab, menjelaskan: 

Bertobat sebaiknya dilakukan sesaat setelah sadar bahwa keburukan 
perilakunya, dan jangan menunda-nunda. Karena, tidak ada yang menjamin 
bahwa seseorang akan hidup lebih lama setelah dia melakukan perbuatan 
dosa... kemudian pada ayat 18 Allah menyebutkan bahwaDan tidaklah tobat, 
yakni pengampunan dosa itu diberikan Allah untuk orang-orang yang 
mengerjakan kejahatan-kejahatan, yakni kedurhakaannya terus menerus silih 
berganti tanpa penyesalan, hingga datang kepada seseorang di antara mereka 
itu kematian, yakni sesaat sebelum keluarnya ruh dari jasad yang biasa 
ditandai dengan bunyi ‚gherr‛ barulah dia mengatakan ‚sesungguhnya aku 
bertobat sekarang‛. Dan tidak pula ada pemberian pengampunan untuk orang-
orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran, yakni kematiannya 
membawa serta kekufurannya yang tidak disertai dengan tobat. Itulah orang-
orang yang telah Kami sediakan buat mereka siksa yang pedih.24

 

Dari penjelasan Quraish Shihab di atas, dapat dipahami bahwa pelaku amalan 

sayyi’ah masih memiliki harapan untuk bertobat kepada Allah swt. dengan syarat 

bertobat dengan penuh kesadaran dan kesungguhan. Sehingga dia dapat 

meninggalkan perbuatan jahat tersebut. Karena, bagi orang-orang yang tidak segera 

menayadari kesalahannya, atau malah justru melakukan banyak kejahatan hingga 

kematian datang menjemputnya, maka Allah swt. akan memasukkannya ke dalam 

Neraka. 

                                                           
23

Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h.80. 

24
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 2, 

h.377-378. 
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Hukuman yang diberikan oleh Allah kepada pelaku amalan sayyi’ah adalah 

sesuai dengan kejahatan yang pernah dilakukannya, hal tersebut merupakan salah 

satu bentuk keadilan Allah swt.Hukuman yang diberikan Allah swt. kepada para 

pelaku maksiat bukan karena Allah marah atau benci, tetapi untuk menunjukan 

keadilan Allah swt. kepada segenap hamba-hamba-Nya. Maka dari itu di hari 

perhitungan kelak, Allah swt. akan menghitung amal buruk atau kemaksiatan yang 

dilakukan oleh hamba-Nya dengan sangat teliti, agar hukuman tidak lebih berat 

daripada kesalahan.
25

 Jika Allah swt. membalas orang yang berbuat jahat tidak 

sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan orang tersebut, maka hal itu adalah 

kezaliman, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh Allah swt. yang memiliki sifat 

Maha Adil.
26

 

                                                           
25

Hamka, Tafsir Al-Azhar, jil. 8, h. 6377. 

26
Abu> al-Qa>sim Mah}mu>d ibn ‘Amru> ibn Ah}mad al-Zamakhsyari>, al-Kasysya>f ‘An H{aqa>’iq 

Gawa>mid} al-Tanzi>l, (Cet. III; Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 1430H/2009M), h. 957. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat pada beberapa bab sebelumnya, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Amalan sayyi’ah merupakan kebalikan dari amalan hasanah. Amalan sayyi’ah 

merupakan perbuatan buruk yang di lakukan oleh manusia secara sadar, tanpa 

paksaan, dan terdorong oleh hawa nafsu sehingga melanggar batas-batas 

syariat. Tolak ukur untuk menentukan amalan sayyi’ah adalah syariat Islam, 

apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang  bertentangan dengan 

syariat Islam maka hal itu termasuk amalan sayyi’ah. 

2. Amalan sayyi’ah memiliki tingkatan yang berbeda-beda, dalam beberapa 

tempat al-Qur’an menyebutkan bahwa amalan sayyi’ah, dapat meliputi aspek 

teologis dan aspek sosial, seperti melakukan syirik, penyimpangan seksual, 

menyakiti orang lain dan juga melakukan maksiat. 

3. Implikasi dari amalan sayyi’ah adalah berdasarkan jenis kejahatan yang telah 

di lakukan selama hidup di dunia. Jika perbuatan tersebut berupa kesyirikan, 

maka Allah swt, akan menghukumnya dengan kekal di Neraka. Sedangkan 

bagi pelaku maksiat, Allah akan menghukumnya sesuai dengan perbuatan 

maksiat yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Namun, pelaku 

amalan sayyi’ah masih memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan dari 

Allah swt, jika pelakunya segera sadar dan meninggalkan perbuatan maksiat 

tersebut. 
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B. Implikasi 

Implikasi dari amalan sayyi’ah adalah berdasarkan jenis kejahatan yang telah 

dilakukan selama hidup di dunia. Jika perbuatan tersebut berupa kesyirikan, maka 

Allah swt, akan menghukumnya dengan kekal di Neraka.  

Sedangkan bagi pelaku maksiat, Allah akan menghukumnya sesuai dengan 

perbuatan maksiat yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Namun, pelaku 

amalan sayyi’ah masih memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah 

swt, jika pelakunya segera sadar dan meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. 
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