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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب  

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت  

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث  

 
ṡa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
ḥa 
 

ḥ 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د  

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ  

 
żal 
 

ż 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص  

 
ṣad 
 

ṣ 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض  

 
ḍad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
ẓa 
 

ẓ 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع  

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ  

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م  

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن  

 
nun 
 

n 
 

en 
 و  

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى  

 
ya 
 

y 
 

ye 
 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 apostrof (’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا  

 kasrah i i ا  

 ḍammah u u ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ـ ى  

 fatḥah dan wau au u dan u ـ و  

 Contoh: 

ي ف     kaifa : ك 

ل    و   haula : ه 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 َ  | ...  ا َ  ... 
 ى 

fatḥah dan alif atau 
yā’ 

ā 
a dan garis di 

atas 

ى  kasrah dan yā’ ī ـــــ ـ
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ـ و
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

ات    māta : م 

م ى  ramā : ر 

ل     qīla : ق ي 

ت   م و   yamūtu : ي 
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4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ة   ض  و  ف ال   ر  الأ ط   َ  : rauḍah al-aṭfāl 

ة   ن  ي  د  ل ة   ا ل م  ا ل ف اض   َ  : al-madīnah al-fāḍilah 

ة   م   al-ḥikmah : ا ل ح ك 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  dalam transliterasi ini dilambangkan ,( ــّ 

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

Contoh: 

نا   بَّ  rabbanā : ر 

نا   ي  جَّ  najjainā : ن 

ق    al-ḥaqq : ا ل ح 

م    nu“ima : ن عِّ

و   د   aduwwun‘ : ع 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّى  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ــــ ـ

Contoh: 

ل ى    Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع 

بى   ر   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   ال

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

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

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

س    al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّم 

ل ة   ل ز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لزَّ

ف ة   ف ل س   al-falsafah : ا ل 

 al-bilādu : ا ل ب لا د  

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: 

ن   و  أ م ر   ta’murūna : ت 

ع    al-naw‘u : ا لنَّو 

ء    syai’un : ش ي 

ت   ر   umirtu : أ م 

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 tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (  الل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

ن   ي  الل   د   dīnullāh    ب الل billāh   

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

م   ة   ف ي   ه  م  ح  الل   ر    = hum fī raḥmatillāh 
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10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. 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 kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 
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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 Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama  : Irzandi 
NIM  :  80600221023 
Judul  : Konsep Al-Jār Perspektif Al-Qur’an(Kajian Tafsir Mauḍu’ī) 

 
Penelitian ini membahas tentang al-jār dengan menelusuri dan 

menganalisis ayat-ayat yang menggunakan term jawara di dalam Al-Qur’an. 
Tujuan penelitian adalah, 1) untuk menganalisis hakikat al-jār dalam Al-
Qur’an; 2) untuk menganalisis wujud al-jār dalam Al-Qur’an; dan 3) 
mengetahui urgensi al-jār dalam Al-Qur’an. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 
yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir dan  
pendekatan sosiologi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan 
data sekunder. Data primer ialah ayat-ayat Al-Qur’an yang menggunakan 
term jawara. Adapun data sekunder ialah buku-buku atau literatur yang 
terkait dengan penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan dan dianalisis 
berdasarkan langkah-langkah tafsir mauḍū’ī.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Term al-jār dengan berbagai 
bentuk derivasinya terulang sebanyak 13 kali dalam Al-Qur’an. Term-term 
tersebut antara lain terdapat pada QS al-Aḥzāb/33: 60 (yujāwirūnaka), QS al-
Aḥqāf/46: 31 (yujirkum), QS al-Mu’minūn/23: 88 (yujīru), QS al-Mulk/67: 28 
(yujīru), QS al-Jinn/72: 22 (yujīranī), QS al-Taubah/9: 6 (fa ajirhu), QS al-
Mu’minūn/23: 88 (yujāru), QS al-Taubah/9: 6 (istajāraka), QS al-Nisā’/4: 36 
(jār) -2 kali-, QS al-Anfāl/8: 48 (jār), QS al-Naḥl/16: 9 (jā’ir) dan QS al-
Ra’d/13: 4 (mutajāwirāt). Al-Jār adalah penolong, pelindung atau orang yang 
dekat. Tetangga disebut dengan al-jār karena dalam kehidupan bertetangga 
seharusnya saling tolong menolong dan saling membantu, khususnya ketika 
ditimpa kesulitan; 2) Terdapat beberapa bentuk makna al-jār di dalam Al-
Qur’an. Selain bermakna tetangga, al-jar juga bermakna melindungi dan 
menolong, toleransi, berdampingan dan penyimpangan; dan 3) Fungsi  ayat-
ayat al-jār di dalam Al-Qur’an antara lain a) memerintahkan untuk 
memperlakukan tetangga dengan baik; b) mendorong untuk saling tolong 
menolong dan bertoleransi; dan c) menunjukkan kekuasaan Allah swt bahwa 
tidak ada pelindung dan pertolongan kecuali dari-Nya. 

Penelitian berimplikasi terhadap pentingnya pengetahuan tentang al-
jār. Hal ini agar diperoleh petunjuk dan pedoman Al-Qur’an tentang 
bagaimana memperlakukan tetangga dengan baik berdasarkan prinsip dan 
spirit qur’ani sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. 
Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan bacaan, rujukan atau 
referensi, baik formal maupun non formal, serta memperkaya khazanah ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam bidang tafsir.  
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ABSTRACT 
Name : Irzandi 
Student ID : 80600221023 
Title : Concept of Al-Jār Perspective of the Qur'an (Study of 

Tafsir Mauḍu'ī) 

 
This research discussed al-jār by tracing and analyzing verses that use 

jawara in the Al-Qur'an. The objectives of this research are 1) to analyze the 
essence of al-jār in the Al-Qur'an; 2) to analyze the form of al-jār in the 
Qur'an; and 3) to know the urgency of al-jār in the Al-Qur'an. 

This research is qualitative library research. This research used an 
interpretive approach and a sociological approach. Research data sources 
consist of primary data and secondary data. Primary data is verses from the 
Koran that use the term jawara. The secondary data is books or literature 
related to this research. The data was collected and analyzed based on the 
steps of mauḍū'ī interpretation. 

The research results show that 1) The term al-jār with various forms of 
derivation is repeated 13 times in the Al-Qur'an. These terms include, among 
others, QS al-Aḥzāb/33: 60 (yujāwirūnaka), QS al-Aḥqāf/46: 31 (yujirkum), 
QS al-Mu'minūn/23: 88 (yujīru), QS al-Mulk /67: 28 (yujīru), QS al-Jinn/72: 
22 (yujīranī), QS al-Taubah/9: 6 (fa ajirhu), QS al-Mu'minūn/23: 88 (yujāru), 
QS al- Taubah/9: 6 (istajāraka), QS al-Nisā'/4: 36 (jār) -2 times-, QS al-
Anfāl/8: 48 (jār), QS al-Naḥl/16: 9 (jā'ir ) and QS al-Ra'd/13: 4 (mutajāwirāt). 
Al-Jār is a helper, protector, or close person. Neighbors are called al-jār 
because, in neighborly life, they are supposed to help each other and assist 
each other, especially when difficulties arise; 2) There are several forms of 
the meaning of al-jār in the Al-Qur'an. Apart from meaning neighbor, al-jar 
also means protecting and helping, tolerance, side by side and deviation; and 
3) The functions of the al-jār verses in the Qur'an include a) commanding 
people to treat their neighbors well, b) encouraging mutual assistance and 
tolerance, and c) shows the power of Allah SWT that there is no protection 
and help except Him. 

The research has implications for the importance of knowledge about 
al-jār. This study is to obtain instructions and guidelines from the Qur'an on 
how to treat neighbors well based on Qur'anic principles and spirits so that 
they can be applied in social life. Apart from that, this research can also be 
used as reading material, reference, or references, both formal and non-
formal, as well as enriching the body of knowledge, especially in the field of 
interpretation. 
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 المستخلص

 : إرزندي  اسم 
 80600221023:   الرقم الجامعي

 : مفهوم "الجار" في ضوء القرآن الكريم )دراسة في التفسير الموضوعي( العنوان 

الجار من خلال استقصاء وتحليل الآيات القرآنية التي تناول موضوع البحث عن   
( تحليل جوهر الجار 1استخدمت فيها كلمة "جوار" في القرآن الكريم. وتهدف هذا البحث إلى: 

( معرفة أهمية الجار في القرآن 3( تحليل مظاهر الجار في القرآن الكريم؛ و2في القرآن الكريم؛ 
 الكريم.

ذا طبيعة نوعية. يستخدم الباحث مدخل  ث مكتبييندرج هذا البحث تحت نوع بح
التفسير ومدخل علم الاجتماع. وتتكون مصادر البيانات في هذا البحث من البيانات الأولية 
والثانوية. البيانات الأولية هي الآيات القرآنية التي استخدمت فيها كلمة "جوار". أما البيانات 

لة بهذا البحث. تم جمع هذه البيانات وتحليلها بناءً الثانوية فهي الكتب أو الأدبيات ذات الص
 على خطوات التفسير الموضوعي.

مرة في  13( كلمة الجار بمشتقاتها المختلفة تتكرر 1تقدم نتائج البحث على أن: 
اورونك(،  60: 33القرآن الكريم. توجد هذه الكلمة في الآيات التالية: سورة الأحزاب/ )يُج

ركم(، سورة المؤمنون/) 31: 46سورة الأحقاف/ ير(، سورة الملك/ 88: 23يُجِ  28: 67)يُج
ير(، سورة الجن/ يرني(، سورة التوبة/ 22: 72)يُج  88: 23)فأجره(، سورة المؤمنون/ 6: 9)يُج

ار(، سورة التوبة/ ، سورة -مرتين-)جار(  36: 4)استجارك(، سورة النساء/ 6: 9)يُج
)متجاورات(.  4: 13جائر(، وسورة الرعد/) 9: 16)جار(، سورة النحل/ 48: 8الأنفال/

الجار هو المساعد، الحامي، أو الشخص القريب. يجطلق على الجار هذا الاسم لأن الحياة بين 
( توجد 2الجيران يُب أن تقوم على التعاون والمساعدة المتبادلة، خصوصاً في أوقات الشدة؛ 

 معناها كجار، الجار أيضاً يعني الحماية عدة معانٍ لكلمة الجار في القرآن الكريم. بالإضافة إلى
( وظيفة الآيات المتعلقة بالجار في القرآن الكريم 3والمساعدة، والتسامح، والتجاور، والانحراف؛ و

تشمل: أ( الأمر بمعاملة الجار بالخير؛ ب( التشجيع على التعاون والتسامح؛ ج( إظهار قدرة الله 
  من عنده.تعالى بأنه لا حماية ولا مساعدة إلا 
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على أهمية معرفة موضوع الجار. ذلك للحصول على  المستفاد من هذا البحث
توجيهات القرآن الكريم حول كيفية معاملة الجار بالخير استناداً إلى المبادئ والروح القرآنية، بحيث 
يمكن تطبيقها في الحياة المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هذه الدراسة مادة قراءة،  

رفة، خصوصاً في ومرجعاً، واستشهاداً، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، كما تساهم في إثراء المع
  مجال التفسير.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diartikan sebagai makluk sosial karena senantiasa ingin 

berinteraksi dengan yang lainnya, ingin berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya, ingin mengetahui sesuatu yang terjadi pada dirinya, rasa itulah 

yang menghendaki seseorang untuk selalu ingin berkomunikasi.1 Untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia juga tidak lepas dari manusia lain, 

maka dari itu, manusia cenderung untuk berinterkasi, berkomunikasi, 

bersosialisasi dengan manusia yang lain.2 Dalam kehidupan bermasyarakat, 

manusia juga dituntut untuk mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitarnya dengan cara berinteraksi, baik kepada 

kelompok maupun individu yang terdapat  lingkungan disekelilingnya.  

Interaksi antar individu terhadap individu lainnya maupun terhadap 

kelompok dipengaruhi oleh persepsi, karena masyarakat memperoleh 

persepsi dari pengetahuan yang diperoleh, perasaan, dan naluri yang ada 

dalam dirinya.3 dalam hal ini termasuk kesamaan latar belakang identitas. 

Dengan demikian, persepsi antara orang yang satu dengan orang lainnya bisa 

berbeda-beda baik yang selaras atau bertentangan. Faktanya, kehidupan 

kelompok yang mengutamakan interaksi sebagai faktor utamanya dalam 

bahasa orang awam dianggap sering mengalami gangguan. Artinya dalam 

kehidupan masyarakat ketika terdapat pertentangan antar warga 

 

1Fadhillah Iffah dan Yuni Fitri Yasni, ‘Manusia Sebagai Makhluk Sosial", Jurnal Lathaif: 
Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi 1, No. 1  (2022), h. 38. 

2Salastia Paramita Nurhuda, dkk, ‘Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam 
Pandangan Islam’, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni 1, No. 4 (2023), h. 685. 

3 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). h. 84-90. 
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masyarakat akan dianggap bahwa hubungannya sedang “tidak baik”. Bahkan 

ketika tetangga tidak saling memahami, tidak saling mengenal, dan tidak 

terjadi hubungan timbal balik juga disebut oleh masyarakat tertentu sebagai 

orang yang memiliki interaksi “tidak atau kurang baik”. Faktanya juga, antara 

masyarakat satu dengan masyarakat lainnya juga memiliki “standar” 

interaksi yang berbeda-beda untuk dikatakan bahwa interaksinya “cukup 

baik” atau “tidak baik”. 

Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan bermasyarakat 

sering menjadi indikator bagi masyarakat dalam menilai seorang warga yang 

lainnya. Warga masyarakat yang baik identik dengan orang-orang yang 

sering berhubungan (interaksi) dengan orang lainnya. Interaksi sosial juga 

menunjukkan eksistensi bahwa manusia antara yang satu dengan lainnya 

saling membutuhkan. Berdasarkan pertimbangan saling membutuhkan ini 

maka banyak warga masyarakat kemudian saling bekerjasama dan menjaga 

nama baik serta menjaga kepentingan bersama. Namun seiring berjalannya 

waktu, konsep saling membutuhkan dan saling menjaga sesama mulai 

memudar di berbagai masyarakat.4 

Untuk itu, Pada konteks interaksi atau sosialisasi dengan masyarkat 

sekitarnya, terdapat rambu-rambu, aturan dan regulasi, etika atau sopan 

santun yang ditetapkan dan disepakati bersama atau dibuat oleh pihak yang 

berwenang, baik terbentuk dari adat dan kebiasaan masyarakat secara 

sosilogis, maupun yang ditetapkan berdasarkan perangkat teologis, yaitu 

agama dan kepercayan tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan 

suasana yang kondusif dan harmonis dalam menjalankan kehidupan 

bermasyarakat. 

 
4 Triyanto, ‘Pengaruh Kota Terhadap Persepsi Masyarakat Dalam Interaksi Antar 

Tetangga Di Samatiga’, Community, 2.3 (2016). h. 117. 
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Untuk menciptakan suasana harmonis dalam bermasyarakat tersebut, 

al-Qur’an  hadir menetapkan aturan dan regulasi. Selain itu, al-Qur’an juga 

memuat persoalan etika dan sopan santun dalam mengarungi kehidupan 

bermasyarkat, termasuk persoalan bertetangga yang merupakan bagian yang 

terintegrasi dalam masyarakat secara sosiologis. 

Untuk menyebut tetangga, al-Qur’an menggunakan term jār.5 Secara 

etimologis, kata jār menunjukkan makna perjalanan yang jauh6 atau jauh dari 

tujuan.7 Dari makna ini juga muncul makna kezaliman (jā’ir), seperti 

penggunaannya pada QS al-Naḥl/16: 9 menujukkan makna jalan yang jauh 

dari kebenaran.8 Dalam konteks penggunaan kata ini, orang yang menempuh 

perjalanan jauh atau tersesat dalam perjalanan, membutuhkan teman 

perjalanan atau penlong untuk menuju tujuan yang dituju. Oleh sebab itu, 

kata ini selanjutnya digunakan untuk menunjukkan makna dekat, penolong, 

pelindung atau sekutu.9 

Secara keseluruhan kata jār dengan berbagai bentuk derivasinya 

terulang sebanyak 13 dalam al-Qur’an.10 Dari 13 kali penggunaan kata 

tersebut, 3 kali di antaranya secara spesifik menunjukkan makna tetangga, 

yaitu disebut pada QS al-Nisā’/4: 36 (terulang 2 kali) dan QS al-

 
5Wahbah bin al-Zuḥailī, al-Tafsīr al-Munīr fī al-´Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj, 

Juz V (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma’āṣr, 1418 H), h. 63.  

6Abū al-Ḥusaīn Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, Mu’jam Maqāyīs al-Lugah, Juz I (t.tp; Dār 
al-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 493. 

7Jamāl al-Dīn Ibnu Manẓūr, Lisān al-´Arab, Juz IV (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 
153. 

8Abū al-Qāsim al-Ḥusain Bin Muḥammad al-Raāgib al-Aṣfahānī, al-Mufradāt fī Garīb al-
Qur’ān (Cet. I; Beirut: Dār al-Qalām, 1412 H), h. 211 

9M. Quraish Shihab, ed, Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid I, (Cet. I; Jakarta: 
Lentera Hati, 2007) h. 387. 

10Muḥammad Fūad ´Abd al-Bāqī, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur’ān al-Karīm 
(Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1324 H), h.186. 
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Aḥzāb/33:60.11 Pada QS al-Nisā’/4: 36 misalnya, memuat perintah untuk 

berbuat kepada tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh.12 

ا الٰلَّ  وَاعْبُدُوا
َ
وْا وَل

ُ
ا بِه   تُشْركِ ٔـً وَالِدَينِْ  شَيْ

ْ
بِال بِذِى اِحْسَانًا وَّ قُرْبىٰ وَّ

ْ
يَتٰمٰى   ال

ْ
مَسٰ  وَال

ْ
 كِيْنِ وَال

جَارِ 
ْ
قُرْبٰى ذِى وَال

ْ
جَار   ال

ْ
جُنُبِ   ِوَال

ْ
احِبِ  ال جَنْْۢبِ بِا  وَالص َّ

ْ
بِيْلِ   وَابْنِ  ل تْ  وَمَا السَّ

َ
ك
َ
مْ  مَل

ُ
يْمَانكُ

َ
     ا

ا الٰلَّ  اِنَّ 
َ
ب   ل انَ  مَنْ  يُحِ

َ
ا ك

ً
تَال   فَخُوْرًا   مُخْ

Terjemahnya: 

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, 

anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, 

teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat 

membanggakan diri.13. 

Pada ayat tersebut secara jelas diperintahkan untuk berbuat baik 

kepada tetangga, baik tetangga jauh meupun tetangga dekat. Meskpun 

demikian, masyarakat Indonesia sebagai komunitas Muslim terbesar di 

dunia, masih ditemukan berbagai kasus yang bertolak belakang dengan 

perintah ayat tersebut. Padahal agama Islam, melalui al-Qur’an dan hadis, 

telah mengatur korelasi manusia dengan manusia, bahkan dengan sesama 

makhluk. Dalam hal ini, korelasi dengan tetangga, ditengah masyarakat yang 

mempunyai kesibukan tersendiri, seperti diperkotaan, hak-hak tetangga 

kurang mendapat perhatian, terlebih lagi jika seseorang tahu jika 

tetangganya non-muslim.  

Rasulullah saw. merupakan teladan bagai setiap manusia. Salah satu 

contoh akhlak atau budi pekerti beliau adalah berbuat baik kepada tetangga. 

 
11M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 387 

12Abuū Manṣūr Muḥammad bin Muḥammad bin Maḥmūd al-Māturīdī, Ta’wīlāt Ahl al-
Sunnah, Juz III (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-´Ilmiyah, 1426 H/ 2005 M), h.170-171.  

13 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Cet. I (Jakarta: Lajnah 
Pentashihan Al-Qur’an, 2019). h. 84. 
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Sebagaimana yang di ceritakan dalam sebuah hadis, bahwa beliau pernah 

memberi wasiat kepada Abū Dżar agar memperbanyak kuah makanan ketika 

memasak, agar dapat dibagikan kepada para tetangganya.   

بَةَ، حَدَّ  ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَي ْ ثَ نَا ابْنُ إِدْريِسَ، أَخْبَ رَنََ شُعْبَةُ، ح  حَدَّ
ثَ نَا ابْنُ إِدْريِسَ، أَخْبَ رَنََ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِ عِمْرَانَ  ثَ نَا أبَوُكُرَيْبٍ، حَدَّ وَحَدَّ
، قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي صَلَّى اللهُ  ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِ ذَريٍ الْْوَْنِيِ

وَسَلَّمَ أوَْصَانِ: »إِذَاطبََخْتَ مَرَقًا فأََكْثِرْ مَاءَهُ، ثَُُّ انْظرُْ أَهْلَ بَ يْتٍ مِنْ  عَلَيْهِ 
هَاِ مَعْرُوفٍ )صحيح مسلم( هُمْ مِن ْ   14جِيراَنِكَ، فأََصِب ْ

Artinya: 

Abu Bakar bin Abī Syaibah menceritakan kepada kami, Ibn Idrīs 

menceritakan kepad kami, Abuū Kuraib menceritakan kepada kami, Ibn 

Idrīs menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, dari 

Abī Imrān al-Jūnī, dari Abdillāh bin al-Ṣamit, dari Abī Żar berkata, sungguh 

kekasihku Rasulullah saw. menasehatiku, saat kamu memasak kuah, maka 

perbanyaklah airnya, lalu temui tetanggamu, dan berbuat baiklah kepad 

mereka. (HR Muslim) 

Dari hadis diatas menunjukkan bahwa Rasulullah sangat menekankan 

terhadap pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah saw. juga 

mengajarkan bahwa kebaikan kepada tetangga tidak hanya terjadi pada 

momen besar, tetapi juga dalam tindakan kecil sehari-hari seperci yang 

digambarkan dalam hadis diatas.  

  Terwujudnya nilai-nilai positif yang menghendaki kebaikan antar 

tetangga. Tetangga yang dalam bahasa Arab diartikan sebagai penolong dan 

pelindung, seharusnya menjadi perinsip dalam kehidupan bertetangga. Hal 

ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi saw tentang salah satu 

syarat keimanan ialah kebaikan terhadap tetangga.  

 
14Muslīm bin al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī, Ṣaḥiḥ Muslim,  Juz. IV (Beirut:Dār Ihyā’ 

al-Turāts al-‘Arabi, t.t), h. 2025. 
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ث َ  ثَ نَا أبَوُ الَأحْوَصِ، عَنْ أَبِ حَصِيٍن، عَنْ أَبِ  حَدَّ بَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ نَا قُ تَ ي ْ
صَالِحٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ 

مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَاليَ وْمِ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَاليَ وْمِ الآخِرِ فَلَا يُ ؤْذِ جَارهَُ، وَ 
رًا أوَْ  فَهُ، وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَاليَ وْمِ الآخِرِ فَ لْيَ قُلْ خَي ْ الآخِرِ فَ لْيُكْرمِْ ضَي ْ

 15.صحيح البخاري(( ليَِصْمُتْ 

Artinya: 

Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’īd, menceritakan kepada kami 

Abū al-Aḥwaṣ, dari Abī Ḥaṣīn, dari Abī Ṣālihḥ, dari Abū Hurairah, berkata: 

Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan 

hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tetanggnya, dan 

barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka 

hendaklah ia memulikan tamunya, dan barangsiapa yang beriman kepada 

Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. (HR 

al-Bukhāri) 

Dalam pemahaman selanjutnya, konsep kebaikan bertetangga dalam 

konteks modern, juga bisa mencakup isu-isu seperti tanggung jawab 

terhadap lingkungan dan peduli terhadap masalah sosial yang dapat 

mempengaruhi tetangga. Dengan memahami prinsip-prinsip yang mendasari 

konsep bertetangga dalam al-Qur’an, umat islam dapat memperkuat nilai-

nilai kebaikan, empati dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari mereka 

serta memberikan kontribusi positif pada masyarakat yang lebih luas. 

Hal tersebut bertalian dengan makna al-jār itu sendiri. Meskipun secara 

khusus diartikan dengan tetangga, akan tetapi kandungan makna al-jār dan 

bentukannya yang lain lebih daripada makna tetangga saja. Kata mutajāwirāt 

pada QS al-Ra’d/13: 4, misalnya, diartikan sebagai sebagai. perkampungan,16 

 
15Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz VIII (Cet. I; 

t.tp: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), h. 11. 

16 ‘Abd Raḥman bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, Al-Dūr Al-Manṡūr Fī Tafsīr Bi Al-
Ma’ṡūr, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr). 203. 
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kota atau negeri yang letaknya berdekatan17 dan terhubung satu sama lain. 

Pemaknaan ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur’an menghendaki adanya 

hubungan dan diplomasi antara suatu negeri untuk saling menolong dan 

memabntu antara satu dengan yang lainnya. 

Dengan demikian, pengungkapan kata al-jār yang terdapat dalam al-

Qur’an, tergambar nilai-nilai yang mendalam tentang kebersamaan, empati, 

dan kewajiban terhadap kemanusiaan. Al-Qur’an mengajarkan bahwa 

hubungan dengan mansuia tidak hanya kewajiban sosial tetapi juga 

merupakan bagian integral dai praktek keagamaan. Oleh karena itu, 

pemahaman dan implementasi konsep al-jār dalam al-Qur’an dapat 

memperkaya hidup dengan memupuk rasa saling peduli dan menjadikan 

lingkunagan sekitar sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif umat islam. 

Dengan adanya penelitian tentang konsep al-jār  dalam al-Qur’an dapat 

memberikan wawasan tentang kewajiban sosial dan moral umat Islam 

terhadap kemanusiaan serta relevansinya terhadap konteks masyarakat 

modern. Dalam konteks masyarakat modern, juga dapat diartikan terhadap 

isu-isu seperti tanggung jawab lingkungan dan partisipasi dalam upaya sosial 

yang dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kemanusiaan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana hakikat al-jār perspektif al-Qur’an? 

2. Bagaiaman wujud al-jār perspektif al-Qur’an? 

3. Bagaimana urgensi al-jār dalam al-Qur’an? 

 

 
17 Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad Al-Wāḥīdī, Al-Wajīz Fī Al-Tafsīr Al-Kitāb Al-‘Azīz, Cet. I 

(Damaskus: Dār al-Qalam, 1415). h. 565. 
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C. Defenisi Operasional 

Defenisi operasional merupakan penjelasan terkait dengan redaksi 

judul yang digunakan pada penelitian ini. Defenisi operasional bertujuan 

untuk mengarahkan makna judul sehingga ditemukan pengertian yang 

seragam.  

1. Konsep 

Konsep merupakan suatu rancangan atau ide yang diabstrakkan 

berdasarkan realita yang konkret.18  Dalam penelitian ini, konsep diartikan 

sebagai gambaran, ide-ide, serta nilai-nilai yang berdasarkan al-Qur’an.  

2. Al-Jār 

Secara etimologis, al-jār berarti orang yang berdampingan rumah, 

orang yang memperoleh perlindungan, penolong, dan rumah-rumah yang 

berdekatan.19 Oleh sebab itu, dalam bahasa Arab tetangga disebut dengan jār, 

bentuk pluralnya ialah jīran. Orang yang bertetangga disebut dengan 

jāwara.20 Dengan demikian, al-jār dapat diartikan sebagai orang atau 

sekolompok orang yang memiliki tempat domisili yang dekat atau bersebelah 

dengan orang lain 

3. Tafsīr Mauḍū’ī 

Tafsir adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengeskplorasi kandungan ayat-ayat al-Qur’an.21 Adapun 

mauḍū’ī berasal dari kata waḍa’a yang berarti menaruh atau meletakkan 

 
18Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 802. 

19 Jamāl al-Dīn Ibnu Manżūr, Lisān Al-‘Arab, Juz IV (Beirut: Dār Ṣādir). h. 153. 

20Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia  (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 94 

21Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhui, (Pustaka al-Zikra, 2011), 
h. 7 
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sesuatu di atas tanah.22 Secara terminologis mauḍū’i merupakan suatu 

metode tafsir yang mengarahkan pada tema tertentu, kemudian 

mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan tema 

tersebut berdasarkan perangkat ilmu al-Qur’an dan ilmu tafsir.23  

Dapat disimpulkan bahwa tafsir mauḍū’ī adalah menjelaskan ayat-ayat 

Al-Qur’an mengenai suatu judul atau topik pembahasan tertentu secara 

komprehensif.  

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan penelusuran terhadap literatur-literatur 

untuk menemukan relavansi terhadap penelitian terdahulu. Selain itu, kajian 

pustaka juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini belum 

pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang ditelusuri 

oleh peneliti ialah sebagai berikut. 

Pertama, artikel yang ditulis oleh Irfan dengan judul “Konsep Al-

Mu’awanah Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)”. Tulisan Irfan 

diterbitkan pada jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan 

Agama, Volume 6, nomor 2 Desember 2020. Tulisan ini menerangkan bahwa 

salah satu bentuk tolong menolong yang digambarkan dalam al-Qur’an ialah 

tolong menolong sesama tetangga.  

Penelitian yang dilakukan Irfan secara umum menelusuri tentang 

konsep tolong menolong, termasuk kepada tetangga. Adapun dalam 

penelitian ini, secara menelusuri tetang konsep tolong menolong 

berdasarkan term al-jār yang secara khusus kaitannya tentang bertetangga. 

 
22Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, h. 501. 

23M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda 
Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an (Cet III; Tangerang: Lentera hati, 2015), h.385. 
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Kedua, artikel yang ditulis oleh Ira Suryani, dkk, dengan judul 

“Implementasi Akhlak terhadap Keluarga, Tetangga, dan Lingkungan”.  

Tulisan ini diterbitkan pada jurnal Islam dan Contemporary Issues, Volume 1, 

Nomor 1 Maret 2021. Tulisan ini menjelaskan terkait akhlak terhadap 

keluarga, tetangga serta akhlak terhadap lingkungan sebagai gambaran 

ajaran islam. Penelitian ini memberikan gambaran secara umum terkait 

anjuran sebagai orang Islam dalam berinteraksi antar sesama manusia. 

Sedangkan dalam penelitian ini menfokuskan pada konsep tolong menlong 

berdasarkan term al-jār dalam Al-Qur’an yang secara spesifik bermakna 

tetangga.  

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Sabir Maidin dengan judul “Keutamaan 

Hidup Bertangga (Suatu Kajian Hadis)”. Tulisan Sabir Maidin diterbitkan di 

jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, volume 4, nomor 2, 

Desember 2017. Tulisan tersebut menerangkan bahwa kehidupan 

bertetangga yang dicontohkan oleh Rasulullah saw merupakan motor dan 

dinamisator bagi manusia untuk menemukan cinta dan kasih sayang, serta 

menumbuhkan inovasi dan kreativitas, baik bagi sesama manusia maupun 

dihadapan Allah swt. 

Jurnal tersebut merupakan perspektif hadis dalam menelusuri 

kehidupan bertetangga yang dijalankan oleh Rasulullah saw. Berbeda dengan 

penelitain ini yang menelusuri perspektif al-Qur’an tantang tetangga (al-jār). 

Meskipun juga, penelitian ini juga akan menghadirkan hadis-hadis Nabi saw 

sebagai bagian dari penjelasan al-Qur’an al-jār atau secara spesifik yang 

membicarakan persoalan tetangga.   

Keempat, artikel yang ditulis oleh Lismayana, dkk, dengan judul Analisi 

Etika Bertetangga dalam Pendidikan Akhlak Berdasarkan Al-Qur’an: Kajian 
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Surah al-Nisā ayat 36 dan Surah Al-Ahzab Ayat 60-61”. Tulisan ini diterbitkan 

pada jurnal Pendais Volume 1, Nomor 2 Desember 2019. Penelitian ini 

menjelaskan etika bertetangga sebagai bentuk pendidikan akhlak. Penelitian 

ini juga menfokuskan penelitan denga menganalis QS al-Nisā’/4:36 dan QS al-

Aḥzab/33: 60-61 sebai tolak ukur pendidikan akhlak terhadap tetangga. 

Adapun penelitian ini menggunakan tafsir tematik yang menganalisis semua 

ayat yang terkait, yaitu ayat-ayat yang menggunakan term jawara dalam al-

Qur’an. 

Kelima, artikel yang ditulis oleh Ditha Damayanti, dkk, dengan judul 

“Etika Betetangga Menurut Islam (Studi Kasus di Kelurahan Herjosari I Gang 

Budi Kota Medan). Tulisan tersebut diterbutkan pada jurnal Al-Hikmah: 

Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam, volume 4 nomor 1, periode Juni 2022. 

Dalam tulisannya, Ditha Damayanti, dkk, menjelaskan bahwa peran tokoh 

agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Herjosari sangat penting dalam 

memberikan bimbingan dan pemahaman keagamaan pada masyarakat. 

Tujuannya untuk memberikan pemahaman teologis sehingga tercipta 

masyarakat yang rukun. 

Penelitian yang dilakuakan oleh Ditha Damayanti, dkk, tersebut 

berbeda dengan penelitian ini. Dari jenis penelitian, jurnal tersebut 

merupakan studi kasus yang merupakan jenis penelitian field research, 

sedangkan penelitian ini merupakan penelitain kepustakaan (library 

research) yang menelusuri ayat-ayat tentang al-jār (tetangga) dalam al-

Qur’an.   

E. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoretis adalah rumusan yang dihasilkan berdasarkan 

proses berfikir deduktif untuk menghasilkan konsep yang mempermudah 
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peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian. Penyusunan kerangka 

teoretis merupakan upaya dalam mewujudkan hubungan untuk menjamin 

kebenaran konsistensi atau kebeneran koherensi ilmiah,yaitu penemuan 

sebuah teori harus didukung oleh teori yang telah ada.24 

Terkait dengan persoalan tetangga, telah dikemukakan dengan 

berbagai pendapat tentang tetangga (al-jār). Semua sepakat, berdasarkan 

berbagai sumber teologis, untuk berbuat dan memperlakukan dengan baik, 

saling tolong menolong dll. Meskipun demikian, tidak ditemuakn kesamaan 

teori tentang konsep tetangga yang paten. Konsep tentang   ِار جــَ
ْ
ى ذِى ال قُرْبــٰ

ْ
  ال

dan  ِب جُنــُ
ْ
ار ِ ال جــَ

ْ
 masih merupakan diskusi panjang berbagai pakar. Dalam ال

artian, tidak ditemukan teori tentang siapa yang dimaksud dengan tetangga 

(dekat dan jauh) tersebut. Sebagian mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan tetangga ialah berjarak 40 rumah dari rumah. Sementara pendapat 

yang lain menyebut bahwa tetangga ialah yang dapat mendengarkan azan 

dari suatu komunitas domisili. Oleh sebab itu, sebuah pendapat menetapkan 

bahwa batasan tetangga dapat berubah sesuai keadaan dan situasi geografis 

dan sosial tertentu. 

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkan informasi al-

Qur’an lebih jauh tentang konsep al-jār. Penelitian ini menelusiri lebih luas 

tentang konsep bertetangga kemudian dirumuskan implementasi yang 

aplikatif tentang bagaimana berbuat baik, khususnya bagaimana seharusnya 

memperlakukan tetangga tersebut.    

Berikut kerangka teoretis pada penelitian ini. 

  

 
24Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsīr Mauḍū’i, h. 90.  
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitain  kepustakaan (library research) 

yang bersifat kualitatif. Penelitian ini   menelusuri dan mengumpulkan data-

data dari literatur-literatur tertulis, baik dari buku-buku, penelitian, maupun 

sumber-sumber keputakaan lainnya.   

2. Pendekatan 

Pendekatan merupakan proses dan tata cara untuk mendekati suatu 

objek. Secara terminologis pendekatan diartikan sebagai upayadalam suatu 

aktivitas penelitian dalam mengadakan hubungan antar peneliti dengan 

objek yang diteliti. Oleh sebab itu, pendekatan dapat dipahami sebagai cara 

memandang atau sudut pandag,25 cara berpikir atau wawasan yang 

digunakan dalam melaksanakan sesautu.26 Selain itu, pendekatan juga 

diartikan sebagai suatu perspektif yang digunakan dalam mengkaji suatu 

objek penelitian.27  

Adapun pedekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan 

keilmuan yang memiliki relevansi akademik dan latar belakang keilmuan. 

Meskipun demikian pendekatan multidispliner28 juga digunakan pada 

penelitian ini. 

 

 
25Suyuti Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek (Cet. I; 

jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 74. 

26Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir maudhu’i (Cet. I; Makassar: 
Alauddin Press, 2009), h. 76 

27Universitas islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis 
Ilmiah(Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16. 

28Pendekatan multidisipliner merupakan tinjauan dan sudut pandang berbagai 
keilmuan yang tidka serumpun. Lihat, Ratu Vina Rohmatika, “Pendekatan Interdisipliner dan 
Multidisipliner dama Studi Islam”, jurnal al-Adyan, No. 1, Vol. 14 (Januari-Juni 2019), h. 117.  
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a. Pendekatan Ilmu Tafsir. 

Pendekatan tafsir merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk 

mengurai kandungan-kandungan al-Qur’an melalui penafsiran para ulama 

atau sumber yang berkaitan, kemudian memberikan analisis yang kritis dan 

komparatif.29 Pendekatan tafsir ini juga menggunakan perangkat-perangkat 

ilmu al-Qur’an dan ilmu tafsir (seperti ilmu makkiyah-madaniyah, ilmu 

munāshabah, ilmu asbāb al-nuzūl, dll) untuk menulusuri dan mengungkap 

kandungan suatu ayat. 

b. Pendekatan Sosio-antropologis 

Sosio-antropologi merupakan penggabungan dua cabang ilmu, yaitu 

sosiologi dan antropologi. Pendekatan sosiologis merupakan suatu 

pendekatan yang mengajarkan pola hidup bersama dalam bermasyarakat.30 

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti 

kawan atau teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Secara 

terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan 

proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun objek 

sosiologi adalah komunitas yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia 

dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam suatu komunitas. 

Menurut Bouman, sebagaimana dikutip Arif Khoiruddin, mendefinisikan 

sosiologi sebagai ilmu tentang kehidupan manusia dalam kelompok.31  

 
29Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir maudhu’i , h.100. 

30Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Sebuah Pengantar: Edisi Revisi 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 18. 

31M. Arif Khoiruddin, “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam”, Jurnal Penelitian 
Islam, Vol. 5, No. 2  (September 2014), h.  395.  
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Sedangkan, antropologi dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti 

ilmu tentang manusia, khususnya ilmu tentang asal usulnya, adat istiadat, 

perkembangan dan kepercayaan yang terjadi pada masa lampau.32 Adapun 

antropologi secara istilah merupakan ilmu yang mencoba untuk menelaah 

sifat manusia dan menempatkan manusia dalam sebuah lingkungan hidup 

yang lebih bermartabat.33 

Berdasarkan penjelasan diatas, pendekatan sosio-antropologi 

merupakan pendekatan yang menelusuri hubungan antara individu dengan 

masyarakat dari sudut pandang keanekaragaman fisik dan kebudayaannya. 

Menurut Dedi Mahyudi dalam penelitiannya bahwa pendekatan sosio-

antropologis membawa peran penting untuk mensosialisasikan dalam 

kehidupan nyata.34 

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosio-antropologis 

dimaksudkan untuk melihat bagaimana kualitas saling tolong menolong, 

saling melindungi yang terjadi secara faktual terhadap individu dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

3. Sumber Data 

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 

merupakan data pokok serta sebagai objek utama dalam penelitian. Adapun 

data sekunder ialah data selain data primer yang dapat membantu dalam 

merumuskan hasil penelitian. 

a. Data Primer 

 
32Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.81 . 

33 Yoesoep Edhie Rachmad dkk, Pengantar Antropologi Penerbit (Purbalingga: Eureka 
Media Aksara, 2022) h. 1. 

34 Yodi Fitradi Potabuga, ‘Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam’, Qolamuna : 
Jurnal Studi Islam, 8.2 (2023), h. 21. 
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Data primer pada penelitian ini ialah ayat-ayat al-Qur’an yang 

menggunakan term jawara (serta derivasinya). Ayat-ayat tersebut antara lain 

QS al-Naḥl/16: 9, QS al-Ra’d/13: 4, QS al-Mu’minūn/23: 88, QS al-Aḥqāf/46: 

31, QS al-Mulk/67: 28, QS al-Jinn/72: 22, QS al-Nisā’/4: 36, QS al-Anfāl/8: 48,  

QS al-Taubah/9: 6 dan QS al-Aḥzāb/33: 60.   

b. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data-data kepustakaan yang berasal dari literatur-

literatur tertulis yang membahas persoalan tetangga dan term jawara, 

seperti kitab-kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, dll. 

4. Tehnik Pengumpulan dan Analisis Data 

Analisis dan pengumpulan pada penelitian ini sebagaimana langkah-

langkah dalam penyusunan tafsir mauḍū’i, sebagai berikut. 

a. Melakukan penelusuran berdasarkan terhadap term jawara dalam al-

Qur’an.  

b. Mengklasifikasi ayat ke dalam klasifikasi makkiyah atau madaniyah. 

c. Menyusun ayat-ayat yang sesuai kronologi turunnya beserta asbāb al-

nuzūl-nya. 

d. Menguraikan keterkaitan (munāsabah) antara satu ayat dengan ayat yang 

lainnya. 

e. Menyusun bahasan tema dalam kerangka yang komprehensif dan 

sistematis. 

f. Menyempurkan pembahasan dengan hadis-hadis yang terkait.35 

5. Tehnik Interpretasi 

 
35‘Abd al-Ḥayy al-Farmāwī, Muqaddimah fī al-Tafsīr al-Mauḍū’ī (Cet. I; Kairo: al-

Ḥaḍārah al-‘Araniyah, 1977), h. 61-62. 
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Teknik interpretasi pada penelitian ini ialah cara kerja penggunaan alat 

yang digunakan dalam memahami dan menelusuri makna-makna yang 

terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an.36 Adapun teknik interpretasi pada 

penelitian ini ialah sebagai berikut. 

a. Teknik Interpretasi Tekstual 

Teknik Interpretasi Tekstual merupakan penafsiran ayat al-Qur’an 

berdasarkan teks-teks al-Qur’an itu sendiri maupun hadis. Oleh sebab itu, 

teknik ini dapat disebut dengan tafsir bi al-ma’ṡūr. 37 Teknik interpretasi 

tekstual dapat dibagi menjadi dua jenis, antara lain. 

• Teknik Interpretasi Qur’ani 

Teknik interpretasi qur’ani merupakan penjelasan ayat al-Qur’an 

terhadap ayat yang lain. Dalam pengertian ini, teknik interpretasi qur’ani 

disebut juga tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an. 

• Teknik Interpretasi Sunni 

Teknik interpretasi sunni merupakan penjelasan hadis nabi saw. 

(sunnah) terhadap ayat al-Qur’an. Dalam pengertian ini, teknik interpretasi 

sunni disebut juga tafsir al-Qur’an dengan Sunnah. 

b. Teknik Interpretasi Linguistik 

Teknik interpretasi inguistik merupakan teknik interpretasi yang 

menggunakan perengkat-perangkat ilmu kebahasaan (bahasa Arab). Pada 

penelitian ini digunakan teknik interpretasi linguistik sebagai berikut. 

• Interpertasi etimologis, yaitu penjelasan mengenai makna mufradāt 

berdasarakan pengetahuan akar kata. 

 
36Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Mauḍū’i, h. 132. 

37M. Alfatih Suryadilaga, dkk., Metodologi Ilmu Tafsir (Cet. I; Sleman: Penerbit Teras, 
2005), h. 84-85. 
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• Interpretasi morfologis, yaitu penjelasan terkait perubahan pola sebuah 

kata. 

• Interpretasi leksikal, yaitu penjelasan menganai makna sauatu kata 

berdsarkan kamus-kamus bahasa Arab. 

• Interpretasi gramatikal, yaitu penjelasan terkait makna yang 

terkandung berdsarkan struktur kalimat.38 

c.  Teknik Interpretasi Sistematis 

Teknik interpretasi sistematis merupakan teknik interpretasi yang 

berupaya untuk mencari keterkaitan yang antara objek (ayat dan surah) 

dalam al-Qur’an.39 Teknik interpretasi sistematis dalam ilmu Al-Qur’an 

dikenal dengan istilah ilmu munasabah. 

d. Teknik Interpretasi Sosio-Historis 

Teknik interpretasi sosio-historis ialah upaya mencari makna dari 

suatu ayat al-Qur’an berdsarkan konteks sosial diturunkannya ayat tersebu 

serta unsur-unsur yang terkait dengan kehidupan sosial yang lainnya.40 

Teknik interpretasi sosio-historis dalam ilmu al-Qur’an dikenal dengan istilah 

ilmu asbāb al-nuzūl. 

G. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang hendak dicapai terhadap 

masalah yang sedang dikaji, adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

a. Untuk menganalisis hakikat al-jār dalam al-Qur’an. 

 
38Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Mauḍū’i, h. 156. 

39Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Mauḍū’i, h. 189. 

40Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Mauḍū’i, h. 193. 
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b. Untuk menganalisis wujud al-jār  dalam al-Qur’an. 

c. Untuk mendeskripsikan urgensi al-jār dalam al-Qur’an 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian merupakan manfaat dari suatu penelitian. Adapun 

kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi serta menambah 

kekayaan khazanah keilmuan sebagai salah satu karya tulis ilmiah khusunya 

dibidang tafsir al-Qur’an.  

b. Kegunaan Praktis 

Dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu literatur bacaan serta 

pedoman  berdasarkan petunjuk al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat, 

khususnya terkait pada persoalan bertetangga. 
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BAB II 

HAKIKAT AL-JĀR DALAM AL-QUR”AN 

A. Pengertian Al-Jār 

Kata jār terambil dari kata jawara1 yang secara etimologis bermakna 1) 

pelanggaran2 dan penyimpangan;3 atau 2) jauh dari jalan4 dan tujuan5 

(menyimpang dari tujuan).6  Makna ini sebagaimana penguunaan kata jāir 

pada QS al-Naḥl/16: 9. 

ى
َ
يْله  قَصْد   الٰلّه  وَعَل به

نْهَا  السَّ وْ    جَاۤىِٕر   وَمه
َ
مْ  شَاۤءَ  وَل

 
هَدٰىك

َ
يْنَ  ل جْمَعه

َ
 ࣖ   ا

Terjemahnya: 

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) 
yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk 
kamu semua (ke jalan yang benar).7 

Kata jāir pada ayat di atas bermakna menyimpang8 atau tidak sesuai 

dengan tuntunan kebenaran9 yang menyelisishi syariat agama Islam.10 Kata 

 
1Aḥmad Mukhtār ‘Abd al-Ḥamīd ‘Umar, Mu’jam Al-Lugah Al-‘Arabiyah Al-Mu’Āṣarah, Juz 

I, Cet. I (‘Ālim al-Kutub, 2008). h. 418. 

2Ahamd Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwwir Arab-Indonesia Terlengkap 
(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 222. 

3 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992). h. 94. 

4 Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, Mu’jam Maqāyyis Al-Lugah (Kairo: Dār al-Fikr, 1979). 
Juz I, h. 493. 

5 Jamāl al-Dīn Ibnu Manżūr, Lisān Al-‘Arab Juz IV (Beirut: Dār Ṣādir). h. 153. 

6 Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Rāgib Al-Aṣfahānī, Al-Mufradāt Fī Garīb Al-
Qur’ān, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1412). h. 211. 

7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Cet. I (Jakarta: Lajnah 
Pentashihan Al-Qur’an, 2019). h. 268. 

8 Wahbah Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-Manhaj, Juz 
XIV, Cet. II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1418). h. 88. 

9 Abū Isḥāq Zujāj Ibrāhīm bin Al-Sirrī, Ma’ānīal Al-Qur’ān Wa I’rābuh, Juz III, Cet. I 
(Beirut: ‘Ᾱlim al-Kutub, 1988). h. 192. 

10 Abū Muḥammad Ḥammūsy bin Muḥammad bin Mukhtār al-Qaisī Al-Qīrūnī, Al-
Hidāyah Fī Bulūq Al-Nihāyah, Juz IV, Cet. I (Majmu’ah Baḥūṡ al-Kitāb wa al-Sunnah, 2008). h. 
3959. 
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jāir tersebut merupakan antonim dari al-qasd (tujuan).11 Oleh sebab itu, secara 

umum jāir diartikan dengan sesuatu yang menyimpang atau melenceng dari 

suatu tujuan. 

Selain makna menyimpang dan melenceng, turunan kata jawara juga 

bermakna qarb (dekat).12 Makna ini sebagaimana penggunaan kata 

mutajāwirāt pada QS al-Ra’d/13: 4. 

ى رْضه   وَفه
َ
ا
ْ
طَع   ال رٰت   قه تَجٰوه جَنٰت   مُّ نْ  وَّ عْنَاب   م ه

َ
زَرعْ   ا   وَّ

 
يْل خه

َ
ن نْوَان   وَّ غَيْر   صه نْوَان   وَّ   صه

مَاۤء    يُّسْقٰى د    به احه   وَّ
 

ل ن فَض ه ى بَعْضَهَا وَّ
ٰ
ى بَعْض    عَل له    فه

 
ك

 
ا
ْ
نَّ  ال يْ  اه يٰت   ذٰلهكَ  فه

ٰ
ا
َ
قَوْم   ل ه

 
وْ  ل

 
ل عْقه   نَ يَّ

Terjemahnya: 

Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, 
tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak 
bercabang. (Semua) disirami dengan air yang sama, tetapi Kami melebihkan 
tanaman yang satu atas yang lainnya dalam hal rasanya. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar (terdapat) tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi kaum yang mengerti.13 

Makna dekat (qarb) terkandung pada kata mutajāwirāt yang 

diterjemahkan “berdampingan”. Sesuatu yang disebut berdampingan ialah 

sesuatu yang memiliki kedekatan. Oleh sebab itu, al-Marāgi menafsirkan kata 

mutajāwirāt dengan mutaqāribāt (saling berdekatan).14 Pada ayat tersebut, 

kata mutajāwirāt menunjuk kepada pohon dan tumbuhan yang tumbuh 

berdekatan sehingga menjadikannya (seperti) taman yang lebat.15 Meskipun 

demikian, pendapat lain menyebut bahwa mutajāwirāt ialah perkampungan,16 

 
11 Manżūr. Juz IV. h. 153.. 

12 Al-Aṣfahānī. h. 211. 

13 Kementerian Agama RI. h. 249. 

14 Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, Tafsīr Al-Marāgī, Juz XIII, Cet. I (Kairo: Maktabah wa 
Maṭbu’ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1946). h. 63. 

15 Faiṣal bin ‘Abd al-‘Azīz bin Faiṣal Ibn Ḥamd al-Mubārak Al-Ḥarīmalī, Tawfīq Al-
Raḥman Fī Durūs Al-Qur’ān, Juz II, Cet. I (Riyad: Dār al-‘Aṣāmah, 1996). h. 511. 

16 ‘Abd Raḥman bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, Al-Dūr Al-Manṡūr Fī Tafsīr Bi Al-
Ma’ṡūr, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr). 203. 
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kota17 atau negeri18 yang letaknya berdekatan19 dan terhubung satu sama 

lain20 sehingga kota dan negeri tersebut disebut berdampingan. 

Dari makna dekat (qarb) dari kata jawara tersebut, kemudian muncul 

makna tetangga dengan bentuk al-jār (orang yang dekat). Menurut, Ibnu 

Manẓūr bahwa secara leksikal kata al-jār mempunyai beberapa arti. Ibnu 

Manẓūr mengartikan kata ini dengan orang yang berdampingan rumah, orang 

yang memperoleh perlindungan, penolong, dan rumah-rumah yang 

berdekatan.21 Senada dengan Ibnu Manẓūr, Louis Ma’luf yang juga menyebut 

makna kata al-jār dengan “orang yang meminta perlindungan” atau “orang 

yang memberi perlindungan kepada seseorang.”22 Sementara al-Aṣfahānī 

menyebut secara spesifik bajwa al-jār adalah orang yang memilki tempat 

tinggal yang berdekatan atau rumah-rumah yang berdekatan.23 Dalam 

pengertian ini, al-jār diartikan sebagai tetangga.Makna-makna ini kemudian 

menjadi hakikat dan prinsip  bertetangga. Denagn demikian, kata al-jār 

termasuk asmā’ al-mutāḍayifah, yaitu kata benda (ism) yang meskipun 

berbentuk tunggal (mufrad) tetapi bermakna plural (jama’). Hal ini 

dikarenakan seserang tidak disebut tetangga kecuali ia memilki tetangga yang 

lain.24 

 
17 Abū Ḥayyān Muḥammad bin Yūsuf bin ‘Alī bin Ḥayyān Al-Andalusī, Al-Baḥr Al-Muḥīṭ 

Fī Al-Tafsīr, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1420). h. 348. 

18 Abū al-Muẓfir Manṣūr bin Muḥammad bin ‘Abd al-Jabbār Al-Sam’ānī, Tafsīr Al-Qur’ān, 
Juz III, Cet. I (Riyad: Dār al-Waṭān, 1997). h. 117. 

19 Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad Al-Wāḥīdī, Al-Wajīz Fī Al-Tafsīr Al-Kitāb Al-‘Azīz, Cet. I 
(Damaskus: Dār al-Qalam, 1415). h. 565. 

20 Al-Sam’ānī. Juz III. h. 117. 

21 Jamāl al-Dīn Ibnu Manżūr, Lisān Al-‘Arab Juz IV (Beirut: Dār Ṣādir). h. 153. 

22 Louis Ma’luf, Al-Munjīd Fi Al-Lugah (Beirut: Dār al-Masyriq, 1997). h. 143. 

23 Al-Aṣfahānī. h. 211. 

24 Ibrāhīm bin Ismā’il Al-Abyārī, Al-Mausu’ah Al-Qur’aniyah, Juz VIII (Muassasah Sajl al-
’Arab, 1405). h. 116. 
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Berdasarkan makna tersebut, maka bertetangga tidak hanya 

menunjukkan kedekatan domisili atau tempat tinggal. Lebih daripada itu, 

bertetangga juga merupakan kedekatan emisional, sehingga tercipta rasa 

saling menjaga dan menolong antara satu dengan lainnya. 

Pengertian demikian juga ditemukan dalam bahasa Indonesia, bahwa 

tetangga ialah orang yang rumahnya berdekatan atau sebelah menyebelah.25 

Kata tetangga berasal dari kata tangga yang diberikan tambahan (imbuhan) te. 

Tangga ialah alat tumpuan untuk menaiki atau menuruni sesutau.26 Oleh sebab 

itu, makna filosofis tetangga ialah orang yang memilki kedekatan domisili. 

Kedekatan tersebut kemudian menciptakan intreksi sosial yang saling 

membantu dan tolong menolong, baik dalam senang maupun susah. Tetangga 

biasanya menjadi orang pertama yang menolong ketika membutuhkan 

pertolongan Sebagaimana filosofi tanggga bahwa tetangga ialah orang yang 

ada dalam keadaan senang (menaiki tangga) begitupn dalam keadaan sulit 

(menuruni tangga).  

Dengan pengertian tersebut, tetangga tidaklah terbatas pada tempat 

tinggal saja. Tetangga adalah orang yang paling dekat.  Oleh sebab itu, tetangga 

juga mencakup ditempat kerja, ideologi, emosional, dll.27 Dalam artian bahwa 

tetangga adalah yang memilki kedekatan hubungan tertentu sehingga memilki 

kedekatan tertentu yang tolong menolong dan membantu dalam kesulitan. 

Meskpun demikian, secara umum pengertian tetangga umumnya masih 

dipahami dan dibatasi dengan kedekatan domisili. Tetangga adalah 

sekelompok masyarakat yang memilki kedekatan tempat tinggal. Olehnya itu, 

 
25 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008). h. 1697. 

26 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. h. 1620. 

27 Sabir Maidin, ‘Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis)’, Jurnal Al-Qadau: 
Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 4.2 (2018). h. 202-204. 
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apabila dilihat dari segi fisiknya, tetangga adalah rumah yang ada disekitar 

yang jaraknya tidak  berjauhan. 

B. Term Al- Jār dalam Al-Qur’an 

Term jār dengan berbagai bentuk derivasinya terulang sebanyak 13 kali 

dalam Al-Qur’an. Term-term tersebut antara lain terdapat pada QS al-

Aḥzāb/33: 60 (yujāwirūnaka), QS al-Aḥqāf/46: 31 (yujirkum), QS al-

Mu’minūn/23: 88 (yujīru), QS al-Mulk/67: 28 (yujīru), QS al-Jinn/72: 22 

(yujīranī), QS al-Taubah/9: 6 (fa ajirhu), QS al-Mu’minūn/23: 88 (yujāru), QS 

al-Taubah/9: 6 (istajāraka), QS al-Nisā’/4: 36 (jār) -2 kali-, QS al-Anfāl/8: 48 

(jār), QS al-Naḥl/16: 9 (jā’ir) dan QS al-Ra’d/13: 4 (mutajāwirāt).28 

Ayat-ayat yang menggunakan term tersebut ialah sebagai berikut. 

1. QS al-Nisā’/4: 36 (jār-2 kali) 

وا د  ا الٰلَّ  وَاعْب 
َ
وْا وَل

 
ه   ت شْرهك ا به ٔـً وَالهدَيْنه  شَيْ

ْ
ال به

حْسَانًا وَّ ى اه ذه به
رْبىٰ وَّ ق 

ْ
يَتٰمٰى  ال

ْ
يْنه  وَال مَسٰكه

ْ
 وَال

جَاره وَا
ْ
ى ل رْبىٰ ذه ق 

ْ
جَاره وَ   ال

ْ
ن به  ال ج 

ْ
به  ال احه جَنْْۢبه  وَالص َّ

ْ
ال يْله   وَابْنه  به به

تْ  وَمَا السَّ
َ
ك

َ
  مَل

 
يْمَان ك

َ
     مْ ا

نَّ  ا الٰلَّ  اه
َ
بُّ  ل حه

انَ  مَنْ  ي 
َ
ا ك

ً
تَال خْ وْرًا   م    فَخ 

Terjemahnya: 

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, 
anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, 
teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat 
membanggakan diri.29 

2. QS al-Anfāl/8: 48 (jār) 

ذْ  م   زَيَّنَ  وَاه ه 
َ
يْطٰن   ل مْ  الشَّ ه 

َ
عْمَال

َ
  ا

َ
ا وَقَال

َ
بَ  ل م   غَاله

 
ك

َ
يَوْمَ  ل

ْ
نَ  ال يْ  النَّاسه  مه ه

ن  مْ   جَار   وَاه
 
ك

َّ
مَّا  ل

َ
  فَل

ئَتٰنه  تَرَاۤءَته  فه
ْ
صَ  ال

َ
ى نكَ

ٰ
بَيْهه  عَل   عَقه

َ
يْ  وَقَال ه

ن  ء   اه يْۤ مْ  بَره
 
نْك يْ   م ه ه

ن  رٰى اه
َ
ا مَا ا

َ
يْ   تَرَوْنَ  ل ه

ن  خَاف   اه
َ
  ا

يْد   وَالٰلّ     الٰلَّ  قَابه  شَده عه
ْ
 ࣖ   ال

 
28 Muḥammad Fu’ad ‘Abd Al-Bāqī, Mu’jam Mufahras Li Alfāẓ Al-Qur’ān Al-Karīm (Kairo: 

Dār al-Kutub al-Miṣriyah). h. 186. 

29 Kementerian Agama RI. h. 84. 
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Terjemahnya:  

(Ingatlah) ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-
perbuatan (dosa) mereka dan mengatakan, “Tidak ada (seorang pun) yang 
dapat mengalahkan kamu pada hari ini dan sesungguhnya aku adalah 
penolongmu.” Maka, ketika kedua pasukan itu telah saling melihat 
(berhadapan), ia (setan) berbalik ke belakang seraya berkata, 
“Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, sesungguhnya aku melihat apa 
(para malaikat) yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada 
Allah.” Allah sangat keras hukuman-Nya.30 

3. QS al-Taubah/9: 6 (istajāraka dan fa ajirhu) 

نْ  حَد    وَاه
َ
نَ   ا يْنَ   م ه شْرهكه م 

ْ
رْه    اسْتَجَارَكَ   ال جه

َ
مَ   يَسْمَعَ   حَتٰى  فَا

ٰ
ل
َ
مَّ   الٰلّه   ك غْه    ث  بْله

َ
مَنَه    ا

ْ
مْ   ذٰلهكَ    مَأ نَّه 

َ
ا   به

ا قَوْم  
َّ
وْنَ  ل م 

َ
 ࣖ  يَعْل

Terjemahnya: 

Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta 
pelindungan kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supaya 
dapat mendengar firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang 
aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum 
yang tidak mengetahui.31 

4. QS al-Naḥl/16: 9 (jā’ir) 

ى
َ
يْله  قَصْد   الٰلّه  وَعَل به

نْهَا  السَّ وْ    جَاۤىِٕر    وَمه
َ
مْ  شَاۤءَ  وَل

 
هَدٰىك

َ
يْنَ  ل جْمَعه

َ
 ࣖ   ا

Terjemahnya: 

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) 
yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk 
kamu semua (ke jalan yang benar).32 

5. QS al-Ra’d/13: 4 (mutajāwirāt) 

ى رْضه   وَفه
َ
ا
ْ
طَع   ال رٰت   قه تَجٰوه جَنٰت   مُّ نْ  وَّ عْنَاب   م ه

َ
زَرعْ   ا   وَّ

 
يْل خه

َ
ن نْوَان   وَّ غَيْر   صه نْوَان   وَّ   صه

مَاۤء    يُّسْقٰى د    به احه   وَّ
 

ل ن فَض ه ى بَعْضَهَا وَّ
ٰ
ى بَعْض    عَل له    فه

 
ك

 
ا
ْ
نَّ  ال يْ  اه يٰت   ذٰلهكَ  فه

ٰ
ا
َ
قَوْم   ل ه

 
وْنَ  ل

 
ل عْقه  يَّ

Terjemahnya: 

Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, 
tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak 
bercabang. (Semua) disirami dengan air yang sama, tetapi Kami melebihkan 
tanaman yang satu atas yang lainnya dalam hal rasanya. Sesungguhnya 

 
30 Kementerian Agama RI. h. 183. 

31 Kementerian Agama RI. h. 187. 

32 Kementerian Agama RI. h. 268. 
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pada yang demikian itu benar-benar (terdapat) tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi kaum yang mengerti.33 

6. QS al-Mu’minūn/23: 88 (yujīru dan (yujāru) 

 
ْ

ل ه    نْْۢمَ  ق  يَده وْت   به
 
ك

َ
ه  مَل

 
ل

 
وَ  شَيْء    ك ه  يْر    وَّ جه

ا ي 
َ
ار   وَل جَ يْهه  ي 

َ
نْ  عَل مْ  اه نْت 

 
وْنَ   ك م 

َ
  تَعْل

Terjemahnya: 

Katakanlah, “Siapakah yang di tangan-Nya kekuasaan segala sesuatu, 
sedangkan Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab-
Nya), jika kamu mengetahui?”34 

7. QS al-Aḥzāb/33: 60 (yujāwirūnaka) 

ىِٕنْ 
َ
مْ  ل

َّ
وْنَ  يَنْتَهه  ل ق  نٰفه م 

ْ
يْنَ  ال ذه

َّ
يْ  وَال مْ  فه هه وْبه

 
ل رَض   ق  وْنَ  مَّ ف  رْجه م 

ْ
ال ى وَّ يْنَةه   فه مَده

ْ
كَ  ال يَنَّ غْره ن 

َ
مْ  ل هه   به

مَّ  ا ث 
َ
وْنكََ  ل ر  اوه جَ يْهَا  ي  ا فه

َّ
ل ا اه

ً
يْل    قَله

Terjemahnya: 

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam 
hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah 
tidak berhenti (dari menyakitimu), pasti Kami perintahkan engkau (Nabi 
Muhammad untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak lagi 
menjadi tetanggamu (di Madinah), kecuali sebentar.35 

8. QS al-Aḥqāf/46: 31 (yujirkum) 

وْا يٰقَوْمَنَا  يْب  جه
َ
يَ  ا وْا  الٰلّه  دَاعه ن  مه

ٰ
ه   وَا رْ   به مْ  يَغْفه

 
ك

َ
نْ  ل مْ  م ه

 
ك وْبه

ن  مْ وَ  ذ 
 
ركْ جه

نْ  ي  يْم    عَذَاب   م ه له
َ
  ا

Terjemahnya:  
Wahai kaum kami, penuhilah (seruan Nabi Muhammad) yang mengajak 
pada (agama) Allah dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Dia akan 
mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari azab 
yang pedih.36 

9. QS al-Mulk/67: 28 (yujīru) 

 
ْ

ل مْ  ق  رَءَيْت 
َ
نْ  ا يَ  اه نه

َ
ك

َ
هْل

َ
يَ  وَمَنْ  الٰلّ   ا عه وْ  مَّ

َ
مَنَا   ا يْر    فَمَنْ  رَحه جه

يْنَ  يُّ ره فه
ٰ
ك

ْ
نْ  ال يْم   عَذَاب   مه له

َ
   ا

Terjemahnya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tahukah kamu jika Allah mematikan aku 
dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami 

 
33 Kementerian Agama RI. h. 248. 

34 Kementerian Agama RI. h. 347. 

35 Kementerian Agama RI. h. 426. 

36 Kementerian Agama RI. h. 506. 
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(dengan memperpanjang umur kami,) lalu siapa yang dapat melindungi 
orang-orang kafir dari azab yang pedih?”37  

10. QS al-Jinn/72: 22 (yujīranī) 

 
ْ

ل يْ  ق  ه
ن  نْ  اه

َ
يْ   ل يْرَنه جه

نَ   يُّ حَد    الٰلّه  مه
َ
نْ  ە    ا

َ
ل دَ  وَّ جه

َ
نْ   ا ه   مه وْنه تَحَدًا  د 

ْ
ل      م 

Terjemahnya: 

Katakanlah, “Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat 
melindungiku dari (azab) Allah dan aku tidak akan memperoleh tempat 
berlindung selain-Nya.38  

Dalam 13 kali pengulangan term jār dan derivasinya dalam Al-Qur’an, 7 

di antaranya merupakan ayat-ayat makkiyah, yaitu QS al-Naḥl/16: 9, QS al-

Ra’d/13: 4, QS al-Mu’minūn/23: 88 (2 kali), QS al-Aḥqāf/46: 31, QS al-

Mulk/67: 28 dan QS al-Jinn/72: 22. Sedangkan 6 yang termasuk ayat-ayat 

madaniyah terdapat 6 ayat,  antara lain  QS al-Nisā’/4: 36 (2 kali), QS al-

Anfāl/8: 48,  QS al-Taubah/9: 6 (2 kali) dan QS al-Aḥzāb/33: 60.39  

Adapun bentuk penggunaan term jār dalam  Al-Qur’an, sebagain besar 

menggunakan fi’il muḍari’, yaitu pada QS al-Aḥzāb/33: 60 (yujāwirūnaka), QS 

al-Aḥqāf/46: 31 (yujirkum), QS al-Mu’minūn/23: 88 (yujīru), QS al-Mulk/67: 

28 (yujīru), QS al-Jinn/72: 22 (yujīranī), QS al-Mu’minūn/23: 88 (yujāru). 

Sementara yang menggunakan bentuk fi’il mādī terdapat pada QS al-

Taubah/9: 6 (istajāraka) dan fi’il amr terdapat pada QS al-Taubah/9: 6 (fa 

ajirhu). Adapun yang berbentuk ism fā’il antara lain , QS al-Nisā’/4: 36 (jār) -2 

kali-, QS al-Anfāl/8: 48 (jār), QS al-Naḥl/16: 9 (jā’ir) dan QS al-Ra’d/13: 4 

(mutajāwirāt).40 

 

 
37 Kementerian Agama RI. h. 564. 

38 Kementerian Agama RI. h. 573. 

39 ‘Abd Raḥman bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, Al-Itqān Fī ‘Ulūm Al-Qur’Ān, Juz I 
(Kairo: al-Hai’ah al-Miṣriyah). h. 40-73. 

40 Al-Bāqī. h. 186. 
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Tabel: Term-Term Jār dalam Al-Qur’an 

Ayat Lafaz Status 

QS al-Taubah/9: 6 istajāraka Madaniyah 

QS al-Aḥzāb/33: 60 yujāwirūnaka Madaniyah 

QS al-Aḥqāf/46: 31 yujirkum Makkiyah 

QS al-Mu’minūn/23: 88 yujīru Makkiyah 

QS al-Mulk/67: 28 yujīru Makkiyah 

QS al-Jinn/72: 22 yujīranī Makkiyah 

QS al-Mu’minūn/23: 88 yujāru Makkiyah 

QS al-Nisā’/4: 36 jār Madaniyah 

QS al-Nisā’/4: 36 jār Madaniyah 

QS al-Anfāl/8: 48 jār Makkiyah 

QS al-Naḥl/16: 9 jā’ir Makkiyah 

QS al-Ra’d/13: 4 mutajāwirāt Makkiyah 

QS al-Taubah/9: 6 fa ajirhu Madaniyah 

Konteks pembicaraan dan kandungan ayat-ayat makkiyah, antara lain 

kemukjizatan ‘ilmi Al-Qur’an (misalnya QS al-Naḥl/16: 9 yang merupakan 

rangkaian pembicaraan alat-alat transportasi dalam Al-Qur’an) serta 

kekuasaan dan keesaan Allah swt. Hal ini sebagaimana teori makkiyah-

madaniyah41 yang dirumuskan oleh pakar ilmu Al-Qur’an.42 Sementara ayat-

ayat madaniyah, umumnya membicarakan tentang muamalah serta masalah 

sosial secara umum Seperti halnya umumnya ayat dan surah madaniyyah yang 

 
41 Mannā’ Khalīl Al-Qaṭṭān, Mabāḥīṡ Fī ‘Ulūm Al-Qur’Ān, Cet. III (Maktabah al-Ma’ārif, 

2000). h. 28. 

42 Fahd bin ‘Abd al-Raḥmān bin Sulaimān Al-Rūmī, Dirāsāt Fī ‘Ulūm Al-Qur’Ān, Cet. VIII 
(Tab’ah Maḥfūẓ). h. 131-133. 
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lain, yang berisi tasyri’ (aturan-aturan hukum) yang menata kehidupan kaum 

Muslimin dalam masyarakat baru di Madinah. 

C. Term yang Semakna dengan Al-Jār  

Berdasarkan penelusuran dan analisis, term-term dalam  Al-Qur’an yang 

paling memilki kedektan makna dengan jār ialah qarīb dan nāṣīr. Adapun 

uraiannya ialah sebagai berikut. 

1. Qarīb 

Kata qarīb berasal dari akar kata yang terdiri dari rangkain huruf qāf, rā’ 

dan bā’. Secara etimologis, kata tersebut bermakna “dekat” yang merupakan 

antonim dari jauh.43 Di dalam Al-Qur’an kata ini terulang 96 kali dengan 

berbagai bentuk derivasinya.44  

Pada penggunaannya dalam Al-Qur’an, pecahan qarīb memiliki makna 

yang bervariasi sesuai bentuk kata dan konteks penggunaannya. Akan tetapi, 

makna-makna yang bervariasi tersebut dapat dikembalikan kepada makna 

pokoknya, yaitu dekat.45 Di dalam Al-Qur’an penggunaan kata qarīb dapat 

menunjukkan makna kedekatan tempat, waktu, hubungan, kedudukan, 

pemeliharaan ataupun kemampuan (kekuasaan). Penggunaan makna “dekat” 

tersebut tergantung dari bentuk kata dan konteks pembicaraan ayat.46 

Adapun penggunaannya dalam Al-Qur’an, antara lain, pertama, 

penggunaannya yang menunjukkan kedekatan tempat, misalnya pada kalimat 

falā yaqrabū yang terdapat QS al-Taubah/9: 28 tentang larangan mendekati 

Masjidil Haram. 

 
43 Zakariyā. Juz V, h. 80. 

44 Al-Bāqī. h. 540-542. 

45 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an Kajian Kosa Kata, ed. by M. Quraish Shihab, 
Jilid II, Cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2007). h. 585. 

46 Al-Aṣfahānī. 663. 
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يُّهَا 
َ
يْنَ   يٰٓا ذه

َّ
وْ ا   ال مَن 

ٰ
نَّمَا  ا وْنَ   اه

 
شْرهك م 

ْ
س    ال جَ

َ
ا  ن

َ
دَ   يَقْرَب وا  فَل مَسْجه

ْ
حرََامَ   ال

ْ
مْ   بَعْدَ   ال هه نْ   هٰذَا  عَامه  وَاه

مْ  فْت  ةً  خه
َ
غْ  فَسَوْفَ  عَيْل م  نه ي 

 
نْ  الٰلّ   يْك نْ  فَضْلهه   مه نَّ  شَاۤءَ   اه يْم   الٰلَّ  اه يْم   عَله    حَكه

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu 
najis (kotor jiwanya). Oleh karena itu, janganlah mereka mendekati 
Masjidilharam setelah tahun ini.322) Jika kamu khawatir menjadi miskin 
(karena orang kafir tidak datang), Allah nanti akan memberikan kekayaan 
kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.47 

Setelah tahun 9 H, orang-orang musyrik tidak diperbolehkan 

mengerjakan haji dan umrah, atau memasuki masjid serta daerah haram. 

Menurut pendapat yang lain, pelarangan tersebut baik untuk haji dan umrah 

maupun untuk keperluan yang lain. 

Kedua, derivasi kata qaraba yang menunjukkan kedekatan waktu. 

Contoh penggunaan makna ini terdapat pada kata iqtraba di QS al-Anbiyā’/21: 

1 tentang semakin dekatnya hari perhitungan. 

قْتَرَبَ  اسه  اه مْ  لهلنَّ ه  سَاب  مْ  حه يْ  وَه  ة   فه
َ
وْنَ  غَفْل ض  عْره      مُّ

Terjemahnya: 

Telah makin dekat kepada manusia perhitungan (amal) mereka, sedangkan 
mereka dalam keadaan lengah lagi berpaling (darinya).48 

Menurut al-Rāzī, kata iqtaraba pada ayat tersebut menunjukkan makna 

kedekatan dari segi waktu.49 Kata iqtaraba menunjukkan bahwa hari 

perhitungan semakin dekat datangnya akan tetapi manusia masih lalai 

terhadap kedatangannya. 

 
47 Kementerian Agama RI. h. 191. 

48 Kementerian Agama RI. h. 322. 

49 Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Umar Fakhr al-Dīn Al-Rāzī, Mafātiḥ Al-Gaib Juz XXII 
(Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1420). h. 118 
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Ketiga, derivasi kata qaraba yang menunjukkan kedekatan hubungan. 

Contoh penggunaan makna ini misalnya pada kata al-qurbā dan al-aqrabūn 

pada QS al-Nisā’4: 7-8 yang menunjukkan makna keluarga. 

جَاله  وَالهدٰنه   تَرَكَ   مّ هَّا  يْب  صه نَ   لهلر ه
ْ
قْرَب وْنَ    ال

َ
ا
ْ
سَاۤءه   وَال ه

لن  يْب    وَله وَالهدٰنه   تَرَكَ   مّ هَّا  نَصه
ْ
وْنَ   ال قْرَب 

َ
ا
ْ
 وَال

   مّهَّا
َّ

نْه    قَل وْ   مه
َ
ث رَ   ا

َ
يْبًا     ك وْضًا  نَصه فْر  ذَا  مَّ رَ   وَاه سْمَةَ   حَضَّ قه

ْ
وا  ال

 
ول

 
رْبٰى  ا ق 

ْ
يَتٰمٰى  ال

ْ
يْن    وَال مَسٰكه

ْ
 وَال

مْ  وْه  ق  نْه   فَارْز  وْا م ه
 
وْل مْ  وَق  ه 

َ
ا  ل

ً
وْفًا قَوْل عْر     مَّ

Terjemahnya: 

(7) Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua 
dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, 
menurut bagian yang telah ditetapkan. (8) Apabila (saat) pembagian itu 
hadir beberapa kerabat,144) anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, 
berilah mereka sebagian dari harta itu145) dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang baik.50 

Pengertian al-qurbā dan al-aqrabūn dengan kelaurga atau kerabat 

disebabkan karena adanya kedekatan nasab. Keluarga dan kerabat ialah orang 

memilki kedekatan dari segi darah/nasab.  

Keempat, derivasi kata qaraba yang menunjukkan kedekatan tempat 

kedudukan, misalnya kata al-muqarrabūn pada QS al-Nisā’/4: 172 yang 

menyebutkan kedudukan dan kedekatan malaikat di sisi Allah swt. 

نْ 
َ
فَ  ل يْح   يَّسْتَنْكه مَسه

ْ
نْ  ال

َ
وْنَ  ا

 
ه  عَبْدًا يَّك ٰ ا للّ ه

َ
ة   وَل

َ
مَلٰۤىِٕك

ْ
ب وْنَ   ال قَرَّ م 

ْ
فْ  وَمَنْ  ال   عَنْ  يَّسْتَنْكه

ه   بَادَته  وَيَسْ  عه
ْ
رْ تَك مْ  به ه  ر  يْهه  فَسَيَحْش 

َ
ل يْعًا اه    جَمه

Terjemahnya: 

Almasih tidak akan pernah enggan menjadi hamba Allah dan begitu pula 
para malaikat yang dekat (kepada Allah). Siapa yang enggan menyembah-
Nya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka 
semua kepada-Nya.51 

Kalimat al-malāikah al-muqarrabūn ialah malaikat-malaikat utama yang 

berdiam disekitar ‘arsy dan memilki kedekatan kepada Allah swt. Menurut al-

 
50 Kementerian Agama RI. h. 77. 

51 Kementerian Agama RI. h, 105. 
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Zamakhsyarī, yang termasuk al-malāikah al-muqarrabūn antara lain, Jibril, 

Mikail, Israfil, serta malaikat-malaikat yang setingkat dengan mereka.52     

Kelima, kata qarīb yang bermakna pemeliharaan pada QS al-A’rāf/7: 56 

tentang kedekatan Allah swt kepada orang-orang yang berbuat kebaikan (al-

muḥsinīn).   

ا
َ
وْا وَل د  فْسه ى ت  رْضه   فه

َ
ا
ْ
هَا  بَعْدَ  ال احه

َ
صْل وْه   اه طَمَعًا   خَوْفًا  وَادْع  نَّ  وَّ يْب   الٰلّه  رَحْمَتَ  اه نَ  قَره   م ه

يْنَ  نه حْسه م 
ْ
   ال

Terjemahnya: 

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. 
Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya 
rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.53 

Kata qarīb pada ayat tersebut menunjukkan bahwa kedekatan kepada 

Allah swt merupakan penjagaan dan pemeliharaan yang diberikan Allah swt 

kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang dekat dengan Allah 

swt merupakan orang-orang yang memperoleh pemeliharaan dan penjagaan 

dari Allah swt. 

Keenam, kata qurbān yang menunjukkan makna kemampuan. Qurbān 

merupakan kegiatan menyembelih hewan sebagai sarana untuk mendekatkan 

diri kepada Allah swt. Qurbān yang menunjukkan makna penyembelihan 

hewan yang dilakukan oleh seorang hamba, namun di sisi lain, dipersyaratkan 

bahwa penyembelihan tersebut sesuai dengan kemampuan yang  dimilki 

hamba-Nya. 54 

 
52 Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amrū Al-Zamakhsyarī, Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq Al-Tanzīl, 

Juz I, Cet. III (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī). h. 596. 

53 Kementerian Agama RI. h. 157. 

54 Al-Aṣfahānī. h. 663. 
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Kata qurbān terulang 3 kali dalam Al-Qur’an,55 antara lain terdapat pada  

QS Ᾱli ‘Imrān/3: 183, QS al-Māidah/5: 27 dan QS Aḥqāf/46: 28. Semua 

penggunaanya dalam Al-Qur’an menunjukkan makna demikian. 

Dari enam kali bentuk penggunaan makna qaraba (dan derivasinya) 

dalam Al-Qur’an, bentuk makna yang pertama (yaitu bermakna kedekatan 

tempat), ialah yang paling relevan dengan term jār. Hal ini dikarenakan salah 

satu makna dari al-jār itu sendiri ialah kedekatan tempat tinggal atau 

berdekatan rumah. 

2. Nāṣir 

Kata nāsir  merupakan ism fāil dari kata naṣara-yanṣuru56 yang secara 

etimologis menunjukkan makna, 1) memberi kebaikan;57 dan 2) menolong.58  

Kedua makna tersebut terdapat penggunaannya dalam Al-Qur’an, meskipun 

sebagian besar di antaranya menggunakan makna yang kedua.. 

Penyebutan kata naṣr di dalam Qur’an yang menunjuk kepada makna 

menolong, misalnya terdapat pada QS al-Naṣr/110: 1. Kata naṣr yang 

merupakan bentuk ism maṣdar dari naṣara berarti pertolongan. Pada konteks 

ayat tersebut, kata naṣr menunjuk kepada pertolongan Allah swt. Allah swt 

berfirman. 

ذَا فَتْح    الٰلّه  نَصْر   جَاۤءَ  اه
ْ
   وَال

Terjemahnya: 

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.59 

 
55 Al-Bāqī. h. 532. 

56 ‘Umar. Juz III, h. 2219. 

57 Zakariyā. Juz V, h.435. 

58 Al-Aṣfahānī. h. 808. 

59 Kementerian Agama RI. h. 603. 
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Adapun makna denotatif “memberi kebaikan”,  misalnya terdapat pada 

kata intaṣara di QS al-Syūra/42 41. Kata intaṣara pada ayat tersebut dapat 

sekaligus mencakup dua makna denotatifnya, yaitu makna memberi kebaikan 

dan pertolongan. Allah swt berfirman. 

مَنه 
َ
رَ  وَل ه    بَعْدَ  انْتَصَّ مه

ْ
ل ٰۤىِٕكَ  ظ  ول

 
مْ  مَا فَا يْهه

َ
نْ   عَل يْل     م ه    سَبه

Terjemahnya: 

Akan tetapi, sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada 
satu alasan pun (untuk menyalahkan) mereka. 

Menurut Ibrāhīm al-Sirrī bahwa kata intaṣara pada ayat tersebut, dapat 

dimaknai dengan kebaikan (iḥsān).60 Dimaknai demikian, karena kejahatan 

yang dibalas dengan kebaikan justru merupakan suatu “kebaikan yang lebih 

baik” yang bernilai mulia di sisi Allah swt.61 Atas kebaikan tersebut, Allah akan 

memberikan pengampunan pad a hari Kemudian62 yang merupakan ganjaran 

atas kebaikan yang dilakukan di atas kejahatan.  

Term nāṣīr yang berarti penolong merupakan term yang memilki 

relevansi makna dengan al-jār.  Kata al-jār yang berarti tetangga pada 

prinsipnya menghendeki adanya  aktivitas tolong menolong. Bahkan 

 
60 Al-Sirrī. Juz II, h. 375. 

61 Abū al-Laiṡ Naṣr bin Muḥammad bin Aḥmad Al-Samarqandī, Baḥr Al-‘Ulūm. Juz III, h. 
245. 

62 Abū Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥāq bin Gālib bin Tamām bin ‘Aṭiyah, Al-Muḥarrar Al-Wajīz Fī 
Tafsīr Al-Kitāb Al-‘Azīz, Juz V, Cet I (Beirut: Dār al-Kutub al-“ilmiyah, 1422). h. 41. 



36 

BAB III 

WUJUD AL-JᾹR DALAM AL-QUR’AN 

A. Bentuk Ungkapan Al- Jār dalam Al-Qur’an 

Term jār dengan berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak 13 kali 

dalam Al-Qur’an. Dari 13 penyebutannya tersebut, terdapat beberapa bentuk 

sehingga mengandung  makna yang berbeda-berbeda. Adapun uraiannya ialah 

sebagai berikut. 

1. Istajāraka 

Kata istajāraka merupakan bentuk kata kerja lampau (fi’il māḍī) dari 

jawara yang mendapat penambahan  huruf alif dan tā.  Kata kerja (fi’il) yang 

mendapat penambahan terebut menunjukkan makna meminta. Dengan 

demikian kata istajāraka berarti menuntut atau memohon perlindungan.1 Al-

Fairuzābādī mengartikan istajāraka dengan ṭalāb al-jiwār (meminta 

perlindungan).2 Kata istajāraka disebut 1 kali di dalam Al-Qur’an, yaitu pada 

QS al-Taubah/9: 6.  

نْ  حَد    وَاه
َ
نَ   ا يْنَ   م ه شْرهكه م 

ْ
رْه    اسْتَجَارَكَ   ال جه

َ
مَ   يسَْمَعَ   حَتٰى  فَا

ٰ
ل
َ
مَّ   الٰلّه   ك غْه    ث  بْله

َ
مَنَ   ا

ْ
مْ   ذٰلهكَ    ه  مَأ نَّه 

َ
ا   به

ا قَوْم  
َّ
وْنَ  ل م 

َ
 ࣖ  يَعْل

Terjemahnya: 

Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta 
pelindungan kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supaya 
dapat mendengar firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang 
aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum 
yang tidak mengetahui.3 

Kata istajāraka pada ayat tersebut berkedudukan sebagai syarṭ yang 

subjeknya (fāil) adalah aḥadun yang menunjuk kepada al-musyrikīn. Dengan 

 
1 Abū Manṣūr Muḥammad bin Aḥmad bin al-Azharī Al-Harawī, Tahżīb Al-Lugah, Juz II, 

Cet. I (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 2001). h. 121. 

2 Abū Ṭāhir Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya’qūb Al-Fairuzābādī, Baṣāir Ẓawy Al-Tamyīz 
Fī Laṭāif Al-Kitāb Al-‘Azīz, Juz II (Kairo: al-Majlis al-A’lā li al-Syu’ūn al-Islāmiyah, 1996). H. 357. 

3 Kementerian Agama RI. h. 187. 
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demikian, kalimat in aḥadun min al-musyrikīn istajāraka pada ayat tersebut 

dapat diartikan dengan “apabila salah seorang Musyrik telah meminta 

pertolongan/perlindungan”. 

2. Yujīru, Yujīrānī dan Yujirkum 

Kata yujīru, yujīrānī dan yujirkum merupakan bentuk fi’il muḍāri’  dari 

ajāra4 yang secara bahasa berarti melindungi. Bentuk ini menunjukkan akan 

adanya perlindungan. Namun pada beberapa tempat, kata ini didahului huruf 

nafī yang menunjukkan ketidakmungkinan adanya perlindungan atau 

pertolongan. 

Kata yujīru pada QS al-Mu’minūn/23: 88 menunjuk kepada Allah swt,. 

Dengan demikian, kata ini menunjukkan bahwa Allah swt sebagai pihak  

melindungi dan menolong. Dalam hal ini Allah swt adalah pelindung bagi 

setiap makhluk-Nya, baik di dunia maupun di Akhirat kelak.  

Makna serupa juga terdapat pada QS al-Mulk/67: 28. Kata yujīru pada QS 

al-Mulk/67: 28 didahului dengan huruf istifham yang bermakna peniadaan.5 

Dengan demikian, kata tersebut bermakna ketiadaan perlindungan kepada 

orang-orang kafir dari azab Allah swt. Selain itu, kata yujīranī pada QS al-

jinn/72: 22 didahului lan (lan yujīranī) menunjukkan ketidakmugkinan 

terjadinya pertolongan. Hal ini sebagaimana fi’il muḍāri’ yang didahului huruf 

nafī (lan) yang pada mulanya menunjukkan masa sekarang dan akan datang, 

apabila didahului oleh huruf tersebut menunjukkan ketidakmungkinan terjadi 

(kata kerja tersebut).6  

 
4 ‘Umar. Juz I, h. 419. 

5 Maḥy al-Dīn bin Aḥmad Muṣṭafā Darwisy, I’rāb Al-Qur’ān Wa Bayānuh, Juz X, Cet. IV 
(Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1415). h. 162. 

6 Ẓāhir Syawkat Al-Bayātī, Adawāt Al-I’rāb, Cet. I (Beirut: Majd al-Muassasah al-Jāmi’ah, 
2005). h. 215. 
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Adapun kata yujirkum dapat pada QS al-Aḥqāf/46: 31 dapat diartikan 

dengan “menjaga,7 menyelamatkan atau menolong kalian.”8 Pada kalimat 

yujirkum min ‘aẓab alīm berkedudukan sebagai jawaban dari perintah (jawāb 

al-amr) keimanan (āminū bih).9 

وْا يٰقَوْمَنَا  يْب  جه
َ
يَ  ا وْا  الٰلّه  دَاعه ن  مه

ٰ
ه   وَا رْ   به مْ  يَغْفه

 
ك

َ
نْ  ل مْ  م ه

 
ك وْبه

ن  مْ  ذ 
 
ركْ جه

نْ  وَي  يْم   عَذَاب   م ه له
َ
  ا

Terjemahnya 

Wahai kaum kami, penuhilah (seruan Nabi Muhammad) yang mengajak 
pada (agama) Allah dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Dia akan 
mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari azab 
yang pedih. (QS al-Aḥqaf/46: 31)10 

Dengan demikian, apabila bangsa jin memenuhi seruan dan perintah 

untuk beriman kepada Allah swt, maka ia akan diampuni dosa-dosanya serta 

dijaga, dilindungi dan diselamatkan dari azab api nereka. 

3. Yujāru 

Kata yujāru merupakan bentuk fi’il muḍāri’ majhūl11 sehingga berarti 

sedang atau akan dilindungi. Kata yujāru terulang 1 kali dalam Al-Qur’an, yaitu 

terdapat pada QS al-Mu’minūn/23: 88.  

 
ْ

ل ه    مَنْْۢ ق  يَده وْت   به
 
ك

َ
ه  مَل

 
ل

 
وَ  شَيْء    ك ه  يْر   وَّ جه

ا ي 
َ
ار   وَل جَ يْهه  ي 

َ
نْ  عَل مْ  اه نْت 

 
وْنَ   ك م 

َ
  تَعْل

Terjemahnya: 

Katakanlah, “Siapakah yang di tangan-Nya kekuasaan segala sesuatu, 
sedangkan Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab-
Nya), jika kamu mengetahui?” (QS al-Mu’minūn/23: 88)12 

 
7 Abū Bakr Jābir bin Mūsa bin ‘Abd al-Qādir bin Jābir Al-Jazāirī, Aysār Al-Tafāsir Li Kalām 

Al-‘Alīy Al-Kabīr, Cet. V (Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥukm, 2003). Juz V, h. 66. 

8 Abū al-Ḥasan Maqātil bin Sulaimān, Tafsīr Maqātil Bin Sulaimān, Juz IV, Cet. I (Beirut: 
Dār Iḥyā’ al-Turāṡ, 1423). h. 428. 

9 Muḥammad ‘Abd al-Khāliq ‘Udaimah, Dirāsāt Li Uslūb Al-Qur’an Al-Karīm, Juz XI 
(Kairo: Dār al-Ḥadīṡ). h. 338. 

10 Kementerian Agama RI. h. 506. 

11 Maḥmūd bin ‘Abd al-Raḥīm Ṣafīy, Al-Jadūl Fī I’rāb Al-Qur’an, Juz XVIII, Cet. IV 
(Damaskus: Dār al-Ruysd, 1418). h. 203. 

12 Kementerian Agama RI. h. 347. 
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Menurut al-Zuḥaiī bahwa lā yujāru pada konteks lebih bermakna “tidak 

ada yang menghalangi.”13 Dalam hal ini bahwa tidak ada yang dapat adalah 

menghalangi dan memberikan perlindungan dari azab Allah swt.  Makna ini 

sebagaimana nāib al-fā’il dari kata yujāru yang bergantung kepada ‘alaih,14 

sehingga menunjuk kepada Allah swt. 

4. Ajrihu 

Kata ajirhu merupakan satu-satunya bentuk kata kerja perintah (fi’il 

amr) dari turunan akar kata  jawara di dalam Al-Qur’an. Kata ini terdapat pada 

QS al-Taubah/9: 6 yang menunjukkan perintah untuk memberikan 

perlindungan dan jaminan keamanan kepada orang-orang Musyrik. 

نْ  حَد    وَاه
َ
نَ   ا يْنَ   م ه شْرهكه م 

ْ
رْ   اسْتَجَارَكَ   ال جه

َ
مَ   يسَْمَعَ   حَتٰى  ه  فَا

ٰ
ل
َ
مَّ   الٰلّه   ك غْه    ث  بْله

َ
مَنَه    ا

ْ
مْ   ذٰلهكَ    مَأ نَّه 

َ
ا   به

ا قَوْم  
َّ
وْنَ  ل م 

َ
 ࣖ  يَعْل

Terjemahnya: 

Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta 
pelindungan kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supaya 
dapat mendengar firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang 
aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum 
yang tidak mengetahui.15 

Kata ajirhu yang didahului dengan huruf fā (fa ajirhu) pada ayat di atas 

merupakan jawaban syarṭ (in).16 Maka perintah untuk memberikan 

perlindungan dan jaminan tersebut berlaku apabila syarat terpenuhi. Dalam 

hal ini apabila dimintai perlindungan dan keamanan dari orang-orang Musyrik 

tersebut, maka wajib untuk memenuhinya.17 

 
13 Wahbah Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Wasīṭ, Juz II, Cet. I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1422). h. 

1713. 

14 Aḥmad ‘Ubaid Al-Du’ās, Aḥmad Muḥammad Ḥamīdān, and Ismā’īl Maḥmūd Al-Qāsim, 
I’rāb Al-Qur’an Al-Karīm, Cet. I (Damaskus: Dār al-Farābī, 1425). Juz II, h. 337. 

15 Kementerian Agama RI. h. 187. 

16 Ṣafīy. Juz X, h. 286. 

17 Abū Zakariyā Yaḥyā bin Ziyād bin ‘Abdillāh bin Manẓūr Al-Farrā’, Ma’ānī Al-Qur’ān, 
Cet. I (Kairo: Dār al-Miṣriyah). h. 422. 
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5. Yujāwirūnaka 

Bentuk fi’il muḍāri’ yang dari turunan akar kata jawara ialah yujāwirūn. 

Kata ini merupakan bentuk fi’il mudāri’18 dari kata jāwara-yujāwiru yang 

berarti saling menolong atau membantu.19 Kata yujāwirūn disebut sekali 

dalam Al-Qur’an, yaitu pada QS al-Aḥzab/33: 60 yang dirangkaikan dengan 

ḍamīr yang menunjuk kepada Nabi Muhammad saw. Allah swt berfirman. 

ىِٕنْ 
َ
مْ  ل

َّ
وْنَ  يَنْتَهه  ل ق  نٰفه م 

ْ
يْنَ  ال ذه

َّ
يْ  وَال مْ  فه هه وْبه

 
ل رَض   ق  وْنَ  مَّ ف  رْجه م 

ْ
ال ى وَّ يْنَةه   فه مَده

ْ
كَ  ال يَنَّ غْره ن 

َ
مْ  ل هه   به

مَّ  ا ث 
َ
ر   ل اوه جَ يْهَا  وْنكََ ي   اه  فه

َّ
ا ال

ً
يْل    قَله

Terjemahnya: 

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam 
hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah 
tidak berhenti (dari menyakitimu), pasti Kami perintahkan engkau (Nabi 
Muhammad untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak lagi 
menjadi tetanggamu (di Madinah), kecuali sebentar. (QS al-Aḥzāb/33: 60)20 

Kalimat lā yujāwirūnaka diartikan dengan “kalian tidak saling 

bertetangga”.  Kalimat tersebut merupakan ultimatum dari Allah swt kepada 

orang-orang munafik yang menebarkan fitnah di kota Madinah. Maka dengan 

ayat di atas, Allah swt menyampaikan bahwa kaum Muslimin tidak akan lagi 

bisa hidup berdampingan (bertetangga) dengan orang-orang munafik jika 

mereka merusak kerukunan dan keharmonisan masyarakat Madinah. 

6. Jār 

Kata jār merupakan bentuk ism fāil (subjek) dari jawara. Kata ini 

diartikan sebagai mujīr21 (orang yang melindungi atau menolong). Kata ini 

 
18 Al-Du’ās, Ḥamīdān, and Al-Qāsim. Juz III, h. 59. 

19 ‘Umar. Juz I, h. 419. 

20 Kementerian Agama RI. h. 426. 

21 Mujīr al-Dīn bin Muḥammad Al-‘Alimī, Fatḥ Raḥman Fī Tafsīr Al-Qur’ān, Juz III, Cet. I 
(Dār al-Nawādir, 2009). h. 214. 
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terulang 3 kali dalam Al-Qur’an dan tersebar di dua ayat, yaitu pada QS al-

Anfāl/9: 48 dan QS al-Nisā’/4: 23 (disebutkan 2 kali).  

Kata jār pada QS al-Anfāl/8: 48 masih dalam cakupan makna 

denotatifnya, yaitu penolong dan pelindung. Dalam ayat tersebut, siapa yang 

bertindak subjek pelindung dipahami berbeda oleh ulama. Mayoritas 

memahami bahwa ayat tersebut berkaitan dengan jaminan Surāqah Ibnu 

Mālik Ibnu Jusy’um al-Kinanī, pemimpin Bani Kinānah, yang memberikan 

jaminan kepada kaum Musyrik atas kekhawatiran mereka terhadap balas 

dendam Bani Kinānah kepada suku Quraisy menjelang peristiwa Badar.22 

Jaminan tersebut diungkapkan oleh Surāqah dengan mengatakan “innī jārun 

lakum (aku adalah pelindung atau penjamin bagi kalian)”.  

Sementara pendapat lain menyebut bahwa yang bertindak sebagai 

pelindung pada konteks ayat tersebut ialah setan atau iblis. Menggunakan 

bujuk rayunya, iblis mengatakan kepada orang-orang Musyrik,  “innī jārub 

lakum (aku adalah pelindung atau penolong bagi kalian)”. Rayuan tersebut 

disampaikan iblis kepada orang-orang Musyrik menjelang terjadinya perang 

Badar untuk meneguhkan hati mereka dalam memerangi kaum Muslimin. 

Adapun kata al-jār pada QS al-Nisā’/4: 23 tidak lagi menunjuk kepada 

makna denotatifnya. Terminologi kata al-jār pada ayat ini bermakna tetangga. 

Oleh sebab itu, kata al-jār termasuk asmā’ al-mutāḍayifah, yaitu kata benda 

(ism) yang berbentuk tunggal (mufrad) tetapi bermakna plural (jama’). Hal ini 

dikarenakan seserang tidak disebut tetangga kecuali ia memilki tetangga yang 

lain.23  

 
22 Muḥammad bin al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Ᾱsyūr, Al-

Taḥrīr Wa Al-Tanwīr, Juz X (Tunis: al-Dār al-Tūnisiyah, 1984). h. 34-35. 

23 Ibrāhīm bin Ismā’il Al-Abyārī, Al-Mausu’ah Al-Qur’aniyah, Juz VIII (Muassasah Sajl al-
’Arab, 1405). h. 116. 
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Menurut M. Quraish Shihab, penyebutan tetangga dengan al-jār  

menunjukkan  kesan betapa tingginya kedudukan tetangga dan begitu 

pentingnya mereka sehingga ia harus dilindungi meskipun menganut agama 

yang berbeda.24 Bahkan salah satu bentuk keimanan yang disebutkan dalam 

hadis ialah memperlakukan tetangga dengan baik.  

ثَنِي ييحَدَّ يأنَْ بَأَنََ ييََْيََ، يبْنُ ييوُنيُحَرْمَلَةُ يأَخْبَ رَنِ يقَالَ: يوَهْبٍ، يابْنِييابْنُ يعَنِ سُ،
رَيْ رَةَ،يعَنْيرَسُولِياِللهيصَلَّىيةَيبْنِيعَبْدِيالرَّحَْْنِ،يعَنْيأَبِيهيُشِهابٍ،يعَنْيأَبِيسَلَميَ

يوَاليْ يبِِلِله ييُ ؤْمِنُ يمَنْيكانَ يقَالَ: يوَسَلَّمَ يعَلَيْهِ يأيَاُلله رًا يخَي ْ يفَ لْيَ قُلْ يالْْخِرِ وْيييَ وْمِ
جَارهَُ،يوَمَنْيكَانَييُ ؤْمِنُيلِلهيوَالْيَ وْمِيالْْخِرِيفَ لْيُكْرمِْييليِصْمُتْ،يوَمَنْيكَانَييُ ؤْمِنُيبِيِ

فَهيُبِِلِلهيويَ  25رواهيمسلم()يالْيَ وْمِيالْْخِرِيفَ لْيُكْرمِْيضَي ْ

Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Ḥarmalah bin Yaḥya, telah memberitakan 
kepada kami Ibnu Wahb, dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Yūnus, 
dari Ibnu Syihāb, dari Abū Salamah bin ‘Abd al-Raḥman, dari Abū Hurairah, 
dari Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan 
Hari Kemudian maka hendaklah ia berkata baik atau diam, barangsiapa 
yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian maka hendaklah ia 
memuliakan tetangganya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan 
Hari Kemudian maka hendaklah ia memuliakan tamunya. (HR Muslim) 

Hadis di atas menunjukkan pentingnya kedudukan tetangga dalam 

Islam. Bukti keimanan seseorang harus ditunjukkan dengan memperlakukan 

tetangganya dengan baik. Dengan demikian, tetangga seharunya  menjadi 

pihak pertama yang memberikan bantuan dan pertolongan ketika dibutuhkan. 

Hal ini sebagaimana arti etimologi jār itu sendri, yaitu penolong. 

 

 

 

 
24 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 5 

(Jakarta: Lentera Hati, 2011). h. 533. 

25 Abū al-Ḥasan Muslim al-Ḥajjāj al-Qusyairī Al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz I (Dār Iḥyā 
al-Turāṡ al-‘Arabī). h. 68. 
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7. Mutajāwirāt 

Menurut Aḥmad Mukhtār, ata mutājawirāt merupakan ism fāil dari kata 

tajāwara-yatājawaru.26 Kata mutajāwirāt biasanya diterjemahkan 

“berdampingan”. Sesuatu yang disebut berdampingan ialah sesuatu yang 

memiliki kedekatan. Sebagaimana al-Marāgi yang menafsirkan kata 

mutajāwirāt dengan mutaqāribāt (saling berdekatan).27  

Kata mutajāwirāt hanya sekali ditemukan dalam Al-Qur’an. 

Penyebutannya terdapat pada QS al-Ra’d/13: 4. Allah swt berfirman. 

ى    وَفه
ْ
 ال
َ
طَع   رْضه ا رٰت  مُّ  قه جَنٰت   تَجٰوه نْ  وَّ عْنَاب   م ه

َ
زَرعْ   ا   وَّ

 
يْل خه

َ
ن نْوَان   وَّ غَيْر   صه نْوَان   وَّ   صه

مَاۤء    يُّسْقٰى د    به احه   وَّ
 

ل ن فَض ه ى بَعْضَهَا وَّ
ٰ
ى بَعْض    عَل له    فه

 
ك

 
ا
ْ
نَّ  ال يْ  اه يٰت   ذٰلهكَ  فه

ٰ
ا
َ
قَوْم   ل ه

 
وْنَ  ل

 
ل عْقه  يَّ

Terjemahnya: 

Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, 
tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak 
bercabang. (Semua) disirami dengan air yang sama, tetapi Kami melebihkan 
tanaman yang satu atas yang lainnya dalam hal rasanya. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar (terdapat) tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi kaum yang mengerti.28 

Kata mutajāwirāt pada ayat di atas artikan degan yaqrabu ba’ḍuhā 

ba’ḍan (dekat satu sama lain).29 Adapun yang disifati dengan “saling 

berdekatan” adalah fi al-arḍ qiṭ’un. Namun demkian, yang dimaksud dengan 

qiṭ’un fi al-arḍ  di pahami berbeda oleh ulama. Terdapat pedapat bahwa lahan 

(kebun). Pendapat yang lain menyebut bahwa ia adalah negeri dan 

perkampungan yang letaknya saling berdekatan.30 

 
26 ‘Umar. Juz I, h. 149. 

27 Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, Tafsīr Al-Marāgī, Juz XIII, Cet. I (Kairo: Maktabah wa 
Maṭbu’ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1946). h. 63. 

28 Kementerian Agama RI. h. 248. 

29 Muḥammad bin ‘Abd al-‘Azīz bin Aḥmad Al-Khiḍīrī, Al-Sirāj Fī Bayān Garīb Al-Qur’ān, 
Juz II, Cet. I (Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wāṭaniyah, 2008). h. 146. 

30 Abū al-Farj ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Alī Jamāl al-Dīn Al-Jauzī, Zād Al-Masīr Fī ‘Ilm Al-Tafsīr, 
Cet. I (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1422). 
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8. Jāir 

Kata jāir disebut 1 kali dalam Al-Qur’an, yaitu pada QS al-Naḥl/16: 9. Kata 

merupakan ism fail yang berbentuk tunggal (mufrad) dari kata jawara.31 yang 

dimaknai “jauh dari kebenaran”. Makna tersebut merupakan satu-satunya 

term jawara yang memilki makna berbeda dari term-term lainnya.  

Akar kata jawara menunjukkan makna perjalanan yang jauh32 atau jauh 

dari tujuan.33 Dari makna ini juga muncul makna kezaliman (jā’ir), seperti 

penggunaannya pada QS al-Naḥl/16: 9 menujukkan makna jalan yang jauh 

dari kebenaran.34 Dalam konteks penggunaan kata ini, orang yang menempuh 

perjalanan jauh atau tersesat dalam perjalanan, membutuhkan teman 

perjalanan atau penlong untuk menuju tujuan yang dituju.  

Selain itu, makna jāir yang demikian, juga diperoleh dari makna 

“tetangga (al-jar)” berarti rumah-rumah yang berdekatan. Seseorang yang  

bertetangga memilki orang lain yang menjadi tetangganya. Dengan demikian, 

rumah tetangga berarti bukan rumahnya. Rumah itu merupakan milik orang 

lain. Dari makna ini kemudian muncul makna menyimpang, yaitu seuatu yang 

bukan menjadi hak atau kepemilikannya.35 Selanjutnya, kata ini kemudian 

digunakan secara umum untuk menunjukkan makna melenceng dari haknya 

atau keluar dari kelurusan.   

ى
َ
يْله  قَصْد   الٰلّه  وَعَل به

نْهَا  السَّ وْ    جَاۤىِٕر   وَمه
َ
مْ  شَاۤءَ  وَل

 
هَدٰىك

َ
يْنَ  ل جْمَعه

َ
 ࣖ   ا
 

31 ‘Umar. Juz I, h. 419. 

32Abū al-Ḥusaīn Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, Mu’jam Maqāyīs al-Lugah, Juz I (t.tp; Dār 
al-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 493. 

33Jamāl al-Dīn Ibnu Manẓūr, Lisān al-´Arab, Juz IV (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 
153. 

34Abū al-Qāsim al-Ḥusain Bin Muḥammad al-Raāgib al-Aṣfahānī, al-Mufradāt fī Garīb al-
Qur’ān (Cet. I; Beirut: Dār al-Qalām, 1412 H), h. 211 

35 Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amrū Al-Zamakhsyarī, Asās Al-Balāqah, Juz I, Cet. I 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998). h. 155. 
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Terjemahnya: 

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) 
yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk 
kamu semua (ke jalan yang benar).(QS al-Naḥl/16: 9).36 

Penggunaanya kata jāir pada di atas menunjukkan arti penyimpangan 

dari jalan yang benar. Kata jāir pada ayat tersebut digunakan sebagai antonim 

dari qaṣd al-sabīl (jalan yang sesuai dengan tujuan). Dengan demikian, jāir 

dapat dimaknai “bukan jalan yang dikehendaki”, atau jalan tersebut 

merupakan jalan yang menyimpang.  

B. Bentuk Makna Al-Jār dalam Al-Qur’an 

Al-Fairuzābādi menyebut bahwa terdapat empat makna penggunaan 

term al-jār di dalam Al-Qur’an, antara lain pelindung, meminta perlindungan, 

pertolongan dan dekat (kedekatan tempat tinggal).37 Apa yang disebutkan 

oleh al-Fairuzābādī tampaknya masih terlalu umum. Terdapat beberapa 

penggunaan jār yang memiliki makna lebih khusus, seperti al-mutajāwirāt 

yang meskipun dibermakna dekat atau berdekatan, tetapi secara ekspilisit 

lebih tepat diartikan dengan “saling berdampingan”.   

Oleh sebab itu, keempat makna yang diungkapkan oleh al-Fairuzābādī 

perlu ditelusuri secara spesifik dengan lebih merinci dan menguraikan sesuai 

dengan konteks penggunaannya yang terdapat dalam Al-Qr’an. Adapun 

rincian dan uraian yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1. Tetangga 

Di dalam Al-Qur’an, terdapat 3 kali penyebutan tetangga secara spesifik. 

Penyebutan tetangga tersebar di dua surah, yaitu pada QS al-Nisā/4: 36 

disebut dua kali menggunakan term al-jār serta sekali pada QS al-Aḥzāb/33: 

60 dengan term yujāwirunaka. 

 
36 Kementerian Agama RI. h. 268. 

37 Al-Fairuzābādī, Baṣāir Ẓawy Al-Tamyīz Fī Laṭāif Al-Kitāb Al-‘Azīz. Juz II, h. 357. 
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Pada QS al-Nisā’/4: 36 perintah berbuat baik kepada tetangga 

dirangkaikan dengan perintah-perintah yang lain. Perintah tersebut disebut 

Bersama perintah untuk menyembah Allah swt serta tidak 

membersekutukannya, berbakti kepada kedua orang tua, menyantuni fakir 

miskin, berbuat baik kepada kerabat, dst. Dengan demikian, Allah swt melalui 

ayat ini mengisyaratkan dua macam ibadah, yaitu ibadah yang bersifat ritual, 

seperti salat puasa ,dll. serta ibadah sosial. Allah swt berfirman.  

وا د  ا الٰلَّ  وَاعْب 
َ
وْا وَل

 
ه   ت شْرهك ا به ٔـً وَالهدَيْنه  شَيْ

ْ
ال به

حْسَانًا وَّ ى اه ذه به
رْبىٰ وَّ ق 

ْ
يَتٰمٰى  ال

ْ
يْنه  وَال مَسٰكه

ْ
 وَال

جَاره 
ْ
ى وَال رْبٰى ذه ق 

ْ
جَاره   ال

ْ
ن به  وَال ج 

ْ
به  ال احه جَنْْۢبه  وَالص َّ

ْ
ال يْله   وَابْنه  به به

تْ  وَمَا السَّ
َ
ك

َ
مْ  مَل

 
يْمَان ك

َ
     ا

نَّ  ا الٰلَّ  اه
َ
بُّ  ل حه

انَ  مَنْ  ي 
َ
ا ك

ً
تَال خْ وْرًا   م    فَخ 

Terjemahnya: 

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, 
anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, 
teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat 
membanggakan diri.38 

Ayat di atas mengisyaratkan dua keutamaan tetangga. Pertama, 

penyebutan tetangga dengan al-jār yang berarti penolong dan pelindung 

menunjukkan kesan betapa tingginya kedudukan tetangga dan begitu 

pentingnya mereka sehingga ia harus dilindungi meskipun menganut agama 

yang berbeda.39 

Kedua, berbuat baik kepada tetangga merupakan perbuatan yang sangat 

mulia. Hal ini dikarenakan perintah tersebut disebut bersamaan dengan asas 

tauhid yang bersifat sangat prinsip, yaitu perintah menyembah Allah swt serta 

tidak mempersekutukanya dengan apapun. Dengan demikian, berbuat baik 

 
38 Kementerian Agama RI. h. 84. 

39 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 5 
(Jakarta: Lentera Hati, 2011). h. 533. 
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kepada tetangga juga merupakan dasar keislaman seorang muslim yang wajib 

untuk dijalankan. Hal ini kemudian dipertegas dari berbagai riwayat hadis 

tentang keutaman tetangga.   

يقَاليَ يوَهْبٍ، يابْنُ يأنَْ بَأَنََ ييََْيََ، يبْنُ يحَرْمَلَةُ ثَنِ يابْنِييحَدَّ يعَنِ ييوُنُسُ، يأَخْبَ رَنِ :
شِهابٍ،يعَنْيأَبِيسَلَمَةَيبْنِيعَبْدِيالرَّحَْْنِ،يعَنْيأَبِيهُرَيْ رَةَ،يعَنْيرَسُولِياِللهيصَلَّىي

يبِيِ ييُ ؤْمِنُ يمَنْيكانَ يقَالَ: يوَسَلَّمَ يعَلَيْهِ يأوَْيياُلله رًا يخَي ْ يفَ لْيَ قُلْ يالْْخِرِ يوَالْيَ وْمِ لِله
نْيكَانَييُ ؤْمِنُيبِِلِلهيوَالْيَ وْمِيالْْخِرِيفَ لْيُكْرمِْيجَارهَُ،يوَمَنْيكَانَييُ ؤْمِنُيليِصْمُتْ،يوَميَ

فَهيُ  40رواهيمسلم()يبِِلِلهيوَالْيَ وْمِيالْْخِرِيفَ لْيُكْرمِْيضَي ْ

Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Ḥarmalah bin Yaḥya, telah memberitakan 
kepada kami Ibnu Wahb, dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Yūnus, 
dari Ibnu Syihāb, dari Abū Salamah bin ‘Abd al-Raḥman, dari Abū Hurairah, 
dari Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan 
Hari Kemudian maka hendaklah ia berkata baik atau diam, barangsiapa 
yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian maka hendaklah ia 
memuliakan tetangganya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan 
Hari Kemudian maka hendaklah ia memuliakan tamunya. (HR Muslim) 

Hadis di atas menunjukkan bahwa salah satu bentuk keimanan yang 

dimilki seorang muslim ialah dengan memperlakukan tetanggnya dengan 

baik. Antara tetangga hendaknya memilki rasa kasih saying, saling membatu 

tolong menolong agar terciptanya lingkungan ketetanggan yang baik.  

Selain mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhannya, Islam 

hubungan antar hamba dengan keserasian dan keselarasan yang sempurna. 

Sikap ramah terhadap tetangga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-

hari tanpa melihat golongan, suku dan agama. Tetangga merupakan orang-

orang yang terdekat yang umumnya merekalah orang pertama yang 

mengetahui jika ditimpa musibah dan paling dekat untuk dimintai 

pertolongan dalam kesulitan. 

 
40 Abū al-Ḥasan Muslim al-Ḥajjāj al-Qusyairī Al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz I (Dār Iḥyā 

al-Turāṡ al-‘Arabī). h. 68. 
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Tetangga adalah kelompok masyarakat yang berdomisili dalam suatu 

komunitas. Berdasarkan riwayat  dari ‘Alī bin Abī Ṭālib bahwa tetangga adalah 

yang mendengar azan yang sama maka ia adalah tetangga.41 Namun demkian, 

interpretasi tentangga dekat dan tetangga jauh dipahami beragam oleh ulama. 

Uraian tentang pemahaman-pemahaman tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a. Berdasarkan keterangan dari Ibnu ‘Abbās bahwa tetangga dekat adalah 

yang rumahnya dekat, sedangkan tetangga jauh adalah jarak rumahnya 

jauh.42 Pendapat ini masih diinterpretasikan beragam sehingga masih 

banyak diperselisihakan karena maknanya sangat umum. 

b. Tetangga dekat adalah yang jarak rumahnya berdekatan sedangkan 

tetangga jauh adalah yang berjauhan rumah. Batasannya adalah 40 rumah 

ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang dan 40 rumah ke depan. 

Hal ini sebagaimana yang disebut oleh Ḥasan al-Baṣrī43 dan al-Zuhrī.44 

c. Tetangga dekat adalah mereka yang beragama Islam sedangkan tetangga 

jauh adalah yang beragama Yahudi dan Nasrani. Pendapat ini sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Nawf al-Syāmī.45 

d. Tetangga dekat adalah yang memilki kesamaaan arah kiblat (yang 

beragama Islam) sedangkan kebalikannya disebut dengan tetangga juah. 

Pendapat ini sebagaimana yang disepakati oleh Ibnu ‘Ᾱsyūr.46 

 
41 Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Syams al-Dīn Al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ Li Aḥkām Al-

Qur’ān, Juz V,Cet. III (Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣriyah, 1964). h. 183. 

42 Al-Suyūṭī, Al-Dūr Al-Manṡūr Fī Tafsīr Bi Al-Ma’ṡūr. Juz II, h. 529. 

43 Al-Marāgī. Juz V, h. 36. 

44 Al-Rāzī. Juz X, h. 76. 

45 Al-Qurṭubī. Juz V, h. 183. 

46 ‘Ᾱsyūr. Juz V, h. 213. 
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e. Tetangga dekat adalah mereka yang berdekatan rumah  dan memilki 

kedekatan tertentu, apakah “dekat” karena kesamaan agama (Islam) atau 

adanya kedekatan nasab, atau keduanya. Adapun tetangga jauh adalah yang 

tidak memilki kedua kedekatan tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh 

al-Baiḍāwī.47 

f. Tetangga dekat adalah yang dekat maqam-nya dalam sulūk. Sedangkan 

tetangga jauh adalah kebalikannya. Pendapat ini disebut oleh al-Alūsī.48 

g. Ukuran tetangga jauh dan dekat adalah dikembalikan kepada standar 

tradisi dan kondisi masyarakat masing-masing (al-‘urf). Pendapat ini 

sebagaimana disebut oleh al-Zuḥailī.49 

Betapaun perbedaan pemahaman di atas, yang jelas bahwa Al-Qur’an 

memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, baik kepada tetangga 

dekat maupun tetangga jauh.  

Bertetangga artinya hidup bersama orang lain dalam suatu lingkungan 

tertentu yang dekat ataupun yang jauh. Tetangga adalah keluarga yang 

berdekatan rumahnya. Tetangga adalah sahabat yang paling dekat setelah 

anggota keluarga sendiri. Tetanggalah yang lebih mengetahui suka duka dan 

dapat memberi pertolongan pertama jika terjadi kesulitan, dibandingkan 

dengan keluarga yang berjauhan tempat tinggalnya Betapa pentingnya 

memelihara suasana yang baik dalam bertetangga (rukun tetangga), karena 

jika semua tetangga baik, maka baiklah lingkungan itu. Sebaliknya, jika 

tetangga jahat, maka rusaklah lingkungan tersebut. Oleh karena itu, etika Islam 

telah mengajarkan prinsip-prinsip akhlak yang perlu dibina sebaik-baiknya 

 
47 Abū Sa’īd ‘Abdullāh bin ‘Umar bin Muḥammad al-Syīrāzī Al-Baiḍāwī, Anwār Al-Tanzīl 

Wa Asrār Al-Ta’wīl, Cet. I (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1448). 

48 Syihāb al-Dīn Maḥmūd bin ‘Abdillāh Al-Alūsī, Rūḥ Al-Ma’ānī FI Tafsīr Al-Qur’ān Al-
‘Aẓīm Wa Al-Sab’ Al-Maṡānī, Juz III, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415). h. 36. 

49 Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-Manhaj. Juz V,h. 67. 
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dalam lingkungan yang bertetangga. Bahkan dalam agama Islam, tetangga 

mendapat kedudukan yang mulia dan dapat disejajarkan dengan ikatan 

keluarga.50 

Dalam sosiologi, membentuk lingkungan ketetanggan yang baik adalah 

dengan melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi sekitar. Tindakan 

bermanfaat ialah sesuatu yang dapat mencegah atau menyusahkan seseorang 

dalam melaksanakan sebuah urusan, baik itu urusan duniawi maupun 

ukhrawi. Rintangan yang dapat mencegah atau menyusahkan seseorang 

tersebut haruslah dihindari sehingga seseorang yang hendak melaksanakan 

urusannya dapat menyelesaikannya secara baik dan sungguh-sungguh. 

Ukuran tersebut sebagaimana yang disebut pada hadis Nabi saw.  

يهَاشِمٍيي يبْنُ يالْقَاسِمُ ثَ نَا يحَدَّ ، يالْبَصْريُِّ افِعِيُّ يالشَّ يالرَّحِيمِ يعَبْدِ يبْنُ دُ يمَُُمَّ ثَ نَا حَدَّ
ي يبْنُ يسِكِِيُن ثَ نَا يحَدَّ ،ُّ يالضَّبِِّ يقَ يْسٍ يبْنُ يعَبْدُيالرَّحَْْنِ ثَ نَا يحَدَّ مْسَارُ، سِرَاجٍ،ييالسِِ

يعيَ يدِينَارٍ، يبْنِ يعَمْروِ يأَنَّيعَنْ يعُمَرَ، ياللََُّّيعَليَنْ يصَلَّى يالنَّبِِّ يإِلََ يجَاءَ يْهِييرَجُلًً،
يالَْْعْمَالِيي ي,يوَأَيُّ يإِلََياللََِّّ يالنَّاسِيأَحَبُّ ي,يأَيُّ وَآلهِِيوَسَلَّمَي,يفَ قَالَ:ييََيرَسُولَياللََِّّ

يريَ يفَ قَالَ ؟ ياللََِّّ يإِلََ يويَأَحَبُّ ياللََُّّيعَلَيْهِ يصَلَّى ياللََِّّ يوَسَلَّيسُولُ يالنَّاسِييآلهِِ يأَحَبُّ مَ:
يأنَْ فَعُهُمْيللِنَّي  51)رواهيالطبرانِ(ياسيِإِلََياللََِّّ

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥīm al-Syāfi’ī 
al-Baṣrī, telah menceritakan kepada kami al-Qāsim bin Hāsyim al-Simsār, 
telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Raḥman bin Qais al-Ḍabī telah 
menceritakn kepada kami Sikkīn bin Sirāj, dari Amrū bin Dīnār, dari ‘Umar, 
bahwasanya seseorang menemui Rasulullah saw dan bertanya, “Wahai 
Rasulullah, siapakah manusia paling dicintai oleh Allah swt? dan perbuatan 
apakah yang paling dicintai oleh Allah swt?. Rasulullah saw bersabda, 
“Manusia yang paling dicintai oleh Allah swt adalah yang bermanfaat bagi 
sesama manusia”. (HR al-Ṭabrānī) 

 
50 Arifuddin Ahmad, Abdul Pundi, and Erwin Hafid, ‘Etika Bertetangga Dalam Perspektif 

Hadis’, Jurnal Studi Islam Lintas Negara, 5.1 (2023). h.3-4. 

51 Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad Al-Ṭabrānī, Al-Mu’jam Al-Ṣagīr, Cet. I (Beirut: al-
Maktab al-Islāmī, 1985). 



51 
 

 

Hadis ini menjelaskan bahwa manusia hendaknya berperan aktif dalam 

memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. George Herbert Mead, 

seorang sosiolog terkemuka, menjelaskan dalam teorinya, teori interaksionis, 

bahwa perilaku manusia  dalam satu kelompok bisa berbeda-beda.  Dalam 

artian bahwa setiap individu memiliki peran yang berbeda dengan individu 

yang lain. Namun, untuk menciptakan suatu keharmonisan dan kemajuan 

dalam satu kelompok tersebut, setiap individu hendaklah menjalankan 

perannya dengan baik serta membawa dampak yang baik kepada 

lingkungannya.52  

Para sosiolog memberikan suatu konsep tentang masyarakat melalui 

interaksi sosial (adanya hubungan timbal balik), pendekatannya lebih pada 

identifikasi dan analisis bentuk-bentuk yang berulang atau berpola (sosiasi). 

Sosiasi diartikan sebagai proses terjadinya masyarakat yang merupakan 

interaksi timbal balik, melalui proses ini individu saling berhubungan dan 

saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya yang mana interaksi memiliki 

peran yang penting dalam kehidupan sosial karena menurutnya masyarakat 

berperan sebagai proses interaksi.  

Menurut pandangan George Simmel, seorang sosiolog dan filsuf asal 

Jerman, bahwa masyarakat dapat terbentuk karena adanya interaksi. Dalam 

hal ini interaksi tidak mementingkan berapa jumlah orang yang berinteraksi, 

yang terpenting adalah adanya interaksi itu sendiri melalui interaksi timbal 

balik antar individu dengan individu lainnya dapat saling berhubungan dan 

mempengaruhi sehingga akan memunculkan masyarakat. Di sisi lain, Simmel 

tertarik untuk mengisolasikan bentuk atau pola dimana proses interaksi itu 

dapat dibedakan dari adanya tujuan yang berbeda, dan mencari keuntungan 

 
52Hasan Mustafa, ‘Perilaku Manusia Dalam Psikologi Sosial’, Jurnal Administrasi Bisnis, 

7.2 (2011). 
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untuk individu yang menyebabkan orang untuk hidup bersama dengan orang 

lain, hal inilah yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dan untuk 

dipengaruhi oleh mereka.53  

Dalam hal ini, interaksi sosial merupakan sebuah hubungan sosial yang 

bersifat timbal balik antar individu (dinamis), kelompok maupun antara 

individu dengan kelompok. Interaksi sosial terjadi apabila satu individu 

melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi bagi individu-individu 

lainnya. Sehingga interaksi tidak hanya berupa tindakan yang berupa tindakan 

kerja sama (akomodasi) tetapi juga bisa berupa persaingan (kompetitif) atau 

pertikaian (konflik).54 Termasuk kerjasama, persaingan atau konflik dan 

pertikaian antar tetangga. 

Ketetanggaan dapat diartikan sebagai suatu bagian kecil atau sub unit 

dari sebuah kota atau sebagai suatu skala antara rumah-rumah penduduk 

secara individual dan kota secara keseluruhan. Ketika manusia bertemu dan 

berkumpul membentuk kelompok seperti masyarakat manusia, kemudian 

melakukan konsensus-konsensus mengenai kehidupan bersama, sehingga 

tidak heran jika setiap kelompok manusia selalu memiliki aturan-aturan dan 

nilai-nilai tertentu yang dijadikan panduan hidup. Akan tetapi, ternyata tidak 

selamanya nilai-nilai sebagai hasil konsensus yang berada dalam masyarakat 

dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat. Dengan demikian juga, 

setiap individu dalam kelompok/masyarakat dapat memiliki pandangan 

tersendiri terhadap nilai-nilai yang berlaku, termasuk persepsi terhadap 

anggota kelompok lainnya.55 

 
53 Antika Hayati and Heri Yuswadi, ‘The Pattern of Neighbourhood Relation in Urban 

Society: Case Study in Kampung Osing, Jember’, E-SOSPOL, 4.1 (2019). h. 16-17. 

54 Hayati and Yuswadi. h. 17. 

55 Triyanto, ‘Pengaruh Kota Terhadap Persepsi Masyarakat Dalam Interaksi Antar 
Tetangga Di Samatiga’, Community, 2.3 (2016). h.316-317. 
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Berdasarkan hal tersebut, setidaknya tiga dimensi ketetanggaan yang 

dirumuskan berdasarkan aspek sosio-antroplogis. Dimensi-dimensi 

ketetanggaan adalah sebagai berikut.  

a. Interaksi, yaitu tingkat pertukaran sosial 

b. Identitas, yaitu kesamaan latar belakang indentitas, baik identitas sosial, 

budaya maupun ideologi 

c. Koneksi, yaitu tingkat dimana ketetanggaan secara eksplisit bergabung 

dengan komunitas yang lebih besar. 

Dari ketiga dimensi di atas, Warrens, sebagaimana dikutip Antika Hayati 

dan Hary Yuswadi mengidentifikasikan 6 tipe ketetanggaan sebagai berikut.  

a) Integral Neighbourhood (lingkungan yang terintegrasi), ketetanggaan 

disebut integral apabila mempunyai interaksi, identitas dan koneksi yang 

tinggi.   

b) Parochial Neighbourhood (lingkungan yang picik), ketetanggaan disebut 

parochial apabila mempunyai tingkat interaksi yang tinggi, identitas yang 

tinggi dan koneksi yang rendah.   

c) Diffuse Neighbourhood (lingkungan yang membaur), ketetanggaan disebut 

diffuse apabila mempunyai tingkat interaksi yang rendah, identitas yang 

tinggi dan koneksi yang rendah.  

d)  Stepping Stone Neighbourhood (lingkungan batu loncatan), ketetanggaan 

disebut stepping stone apabila mempunyai tingkat interaksi yang tinggi, 

identitas yang rendah dan koneksi yang tinggi.  

e) Transitory Neighbourhood (lingkungan sementara), ketetanggaan disebut 

transitory apabila mempunyai tingkat interaksi yang rendah, identitas yang 

rendah, dan koneksi yang tinggi. 
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f) Anomie Neighbourhood (lingkungan yang kacau), ketetanggaan disebut 

anomie apabila interaksi, identitas, dan koneksi yang rendah.56 

Hubungan sosial dan pola komunikasi yang terjadi dalam lingkungan 

masyarakat berdasarkan latar belakang mempengaruhi karakter masyarakat. 

Konsep hubungan ini merupakan unit fisik, psikologis, sekaligus unit sosial. 

Parameter pengikat untuk menjamin kesatuan unit fisik dan unit sosial adalah 

intraksi sosial. Maka dalam hal lingkungan ketetanggaan, faktor antropologis 

(budaya dan kesamaan identitas), merupakan faktor pengikat yang dapat 

mengintgrasikan suatu lingkungan ketetanggaan.  

Interaksi antar individu terhadap individu lainnya maupun terhadap 

kelompok dipengaruhi oleh persepsi, karena masyarakat memperoleh 

persepsi dari pengetahuan yang diperoleh, perasaan, dan naluri yang ada 

dalam dirinya.57 dalam hal ini termasuk kesamaan latar belakang identitas. 

Dengan demikian, persepsi antara orang yang satu dengan orang lainnya bisa 

berbeda-beda baik yang selaras atau bertentangan. Faktanya, kehidupan 

kelompok yang mengutamakan interaksi sebagai faktor utamanya dalam 

bahasa orang awam dianggap sering mengalami gangguan. Artinya dalam 

kehidupan masyarakat ketika terdapat pertentangan antar warga masyarakat 

akan dianggap bahwa hubungannya sedang “tidak baik”. Bahkan ketika 

tetangga tidak saling memahami, tidak saling mengenal, dan tidak terjadi 

hubungan timbal balik juga disebut oleh masyarakat tertentu sebagai orang 

yang memiliki interaksi “tidak atau kurang baik”. Faktanya juga, antara 

masyarakat satu dengan masyarakat lainnya juga memiliki “standar” interaksi 

 
56 Hayati and Yuswadi. h. 15. 

57 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). h. 84-90. 
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yang berbeda-beda untuk dikatakan bahwa interaksinya “cukup baik” atau 

“tidak baik”. 

Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan bermasyarakat 

sering menjadi indikator bagi masyarakat dalam menilai seorang warga yang 

lainnya. Warga masyarakat yang baik identik dengan orang-orang yang sering 

berhubungan (interaksi) dengan orang lainnya. Interaksi sosial juga 

menunjukkan eksistensi bahwa manusia antara yang satu dengan lainnya 

saling membutuhkan. Berdasarkan pertimbangan saling membutuhkan ini 

maka banyak warga masyarakat kemudian saling bekerjasama dan menjaga 

nama baik serta menjaga kepentingan bersama. Namun seiring berjalannya 

waktu, konsep saling membutuhkan dan saling menjaga sesama mulai 

memudar di berbagai masyarakat.58 

Selain itu, salah satu tanda yang membedakan “standar” interaksi yang 

berbeda itu adalah lokasi atau lingkungan tempat masyarakat tersebut hidup. 

Warga masyarakat yang hidup di lingkungan pedesaan akan memiliki 

perbedaan “standar” dengan masyarakat yang hidup di perkotaan.59 

Perbedaan ini memang sulit untuk diukur dengan menggunakan simbol-

simbol angka, karena “standar” ini hidup dalam perasaan, pemahaman, 

persepsi, atau sistem nilai yang berjalan dalam masyarakat itu sendiri. 

Berkaitan dengan menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam 

interaksi sosial suatu komunitas masyarakat bertetangga. Al-Qur’an 

memberikan tuntunan  melalui QS al-Aḥzāb/33: 60. Melalui ayat tersebut 

diperoleh gambaran bahwa merupakan sebuah solusi untuk mempertahankan 

 
58 Triyanto. h. 117. 

59 Triyanto. h. 317. 
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kerukunan bertetangga ialah dengan mencegah atau menghilangkan pihak-

pihak yang senantiasa berbuat onar. Allah swt berfirman. 

ىِٕنْ 
َ
مْ  ل

َّ
وْنَ  يَنْتَهه  ل ق  نٰفه م 

ْ
يْنَ  ال ذه

َّ
يْ  وَال مْ  فه هه وْبه

 
ل رَض   ق  وْنَ  مَّ ف  رْجه م 

ْ
ال ى وَّ يْنَةه   فه مَده

ْ
كَ  ال يَنَّ غْره ن 

َ
مْ  ل هه   به

مَّ  ا ث 
َ
وْنكََ  ل ر  اوه جَ يْهَا  ي  ا فه

َّ
ل ا اه

ً
يْل    قَله

Terjemahnya: 

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam 
hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah 
tidak berhenti (dari menyakitimu), pasti Kami perintahkan engkau (Nabi 
Muhammad untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak lagi 
menjadi tetanggamu (di Madinah), kecuali sebentar. (QS al-Aḥzāb/33: 60)60 

Konteks ayat di atas berbicara tentang orang-orang munafik yang 

membuat kegaduhan dan kekacauan di Madinah dengan mengembuskan 

desas-desus serta berita-berita palsu dan rekayasa belaka yang isinya bisa 

melemahkan dan menurunkan spirit dan moral pihak kaum Muslimin serta 

berkoar-koar tentang keunggulan dan kemenangan orang-orang musyrik atas 

kaum Muslimin. Ayat ini kemudian memberikan ultimatum bahwa jika mereka 

tidak berhenti dari melakukan perbuatan mereka, maka kaum Muslimin 

diperintahkan untuk memerangi mereka serta mengusir mereka dari 

Madinah. Mereka juga tidak bisa lagi hidup berdampingan bersama di 

Madinah. 

Al-Zuḥaili mengemukakan bahwa tiga kriteria dan karakteristik orang 

yang biasa membuat kekacauan, yaitu kemunafikan, penyakit hati dan al-irjāf. 

Ketiganya dapat melekat pada satu orang yang sama, yaitu orang munafik. 

Karena di antara hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari kemunafikan 

adalah penyakit hati berupa lemahnya iman serta suka melancarkan al-irjāf 

dengan mengembuskan fitnah dan menyebarkan berita-berita buruk yang 

 
60 Kementerian Agama RI. h. 426. 
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tidak benar. Orang-orang munafik memang memiliki tiga tipikal dan 

karakteristik tersebut.61 

Masing-masing dari ketiga tipikal dan karakteristik tersebut adalah 

ancaman bahaya bagi masyarakat Islam. Pertama, kemunafikan adalah 

kekafiran yang terselubung. Kedua, kefasikan, perilaku amoral, kemaksiatan, 

menguntit kaum perempuan untuk mengintip aurat serta mengganggu 

mereka dengan kata-kata kotor dan perbuatan yang tidak beradab. Ketiga, 

menyebarkan berita-beria bohong, desas-desus dan isu-isu tidak benar yang 

bias dan tendensius untuk menciptakan keresahan, ketakutan, kegaduhan dan 

kekisruhan, serta melemahkan spirit dan moral masyarakat hingga akibatnya 

mereka berpotensi mudah untuk dikalahkan oleh musuh.62 

Balasan bagi orang-orang munafik itu jika mereka masih tetap 

bersikukuh dan persisten pada kemunafikannya adalah mereka dijadikan 

sebagai orang-orang yang kalah serta berada di bawah dominasi dan 

hegemoni golongan kebenaran dan keimanan untuk membasmi dan menyikat 

habis mereka serta mengusir mereka dari negeri sehingga mereka tidak 

tinggal berdampingan bersama dengan Rasulullah saw di Madinah melainkan 

hanya dalam waktu yang sebentar sebelum akhirnya mereka binasa, terlaknat 

dan terusir dari rahmat Allah swt.63 

2. Pelindung dan Penolong 

Mekipun secara etimologi kata jawara dan turunannnya berarti 

melindungi atau menolong. Namun tidak semua ayat-ayat Al-Qur’an yang 

menggunakan term tersebut berkonotasi pada makna tersebut. Term-term 

 
61 Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-Manhaj. Juz XIXI, h. 

113-114. 

62 Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-Manhaj. 

63 Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-Manhaj. Juz XXII, h. 
114. 
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jawara yang secara tekstual masih menggunakan makna denotatifnya yaitu 

melindungi atau menolong, antara lain pada QS al-Mu’minūn/23: 88, QS al-

Jinn/72: 22, QS al-Aḥqāf/46: 31 QS al-Anfāl/8: 48 dan QS al-Taubah/9: 6  

Kata yujīru dan yujāru pada QS al-Mu’minūn/23: 88 ialah menunjuk Allah 

swt yang memilki kekuasaan terhadap segala sesuatu di dunia dan Akhirat. 

Allah swt hendak menunjukkan bahwa bahwa Dia merupakan penolong dan 

tidak ada pertolongan kecuali dari-Nya.64 Allah swt berfirman. 

 
ْ

ل ه    مَنْْۢ ق  يَده وْت   به
 
ك

َ
ه  مَل

 
ل

 
وَ  شَيْء    ك ه  يْر   وَّ جه

ا ي 
َ
ار   وَل جَ يْهه  ي 

َ
نْ  عَل مْ  اه نْت 

 
وْنَ   ك م 

َ
  تَعْل

Terjemahnya: 

Katakanlah, “Siapakah yang di tangan-Nya kekuasaan segala sesuatu, 
sedangkan Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab-
Nya), jika kamu mengetahui?” (QS al-Mu’minūn/23: 88)65 

Kata yujīru berarti menolong atau melindungi sedangkan yujāru adalah 

dilindungi. Al-Khaṭīb berpendapat bahwa yujīru dapat diartikan “menjaga”.66 

Adapun kata lā yujāru menurut bebarapa pakar, bahwa kata ini lebih tepat 

dimaknai “tidak ada yang menghalangi.” Dalam hal ini, tidak ada yang dapat 

menghalangi dan memberikan perlindungan dari azab Allah swt terhadap 

orang-orang yang ingkar. Pendapat ini sebagaimana yang disampaikan oleh al-

Zuḥailī, 67 al-Hararī,68 dll. 

Kalimat “Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi” menunjuk 

kepada kekuasaan-Nya. Menurut Ibrāhīm Sirrī  yujīru dan wa lā yujāru dapat 

 
64 ‘Abd Raḥman bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī and Jalāl al-Dīn Muḥammad Al-

Maḥallī, Tafsīr Jalālain, Cet. I (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ). h. 757. 

65 Kementerian Agama RI. h. 347. 

66 ‘Abd al-Karīm Al-Khaṭīb, Al-TafsIr Al-Qur’ānī Li Al-Qur’ān, Juz IX,  (Kairo: Dār al-Fikr 
al-‘Arabī). h. 1170. 

67 Wahbah Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Wasīṭ, Juz II, Cet. I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1422). h. 
1713. 

68 Muḥammad al-Amīn bin ‘Abdullāh Al-Hararī, Tafsīr Ḥadāiq Al-Rūḥ Wa Al-Rayḥān, Juz 
XIX, Cet. I (Beirut: Dār Tawq al-Najāh, 2001). h. 134, 
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dipahami dalam dua makna. Pertama, kalimat yujīru wa lā yujāru menunjuk 

kepada makna pertolongan dan perlindungan Allah swt kepada semua 

ciptaaan-Nya secara umum.69 Dengan demikian, kalimat tersebut dapat 

dipahami bahwa Allah swt merupakan penolong dan pelindung kepada semua 

makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberikan pertolongan 

selain pertolongan dari-Nya. Makna ini berkaitan dengan apa yang ditertulis 

dalam QS Ḥūd/11: 56. 

يْ  ه
ن  ت   اه

ْ
ل
َّ
ى تَوَك

َ
يْ  الٰلّه  عَل ه

مْ  رَب 
 
ك ه

نْ  مَا   وَرَب  ا دَاۤبَّة   مه
َّ
ل وَ  اه ْۢ ه  ذ  خه

ٰ
هَا ا يَته نَّ    بهنَاصه يْ  اه ه

ى  رَب 
ٰ
رَاط   عَل  صه

يْم   سْتَقه    مُّ
Terjemahnya: 

Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak 
satu pun makhluk yang bergerak (di atas bumi) melainkan Dialah yang 
memegang ubun-ubunnya (menguasainya). Sesungguhnya Tuhanku di 
jalan yang lurus (adil).70 

Yang dimaksudkan dengan, "memegang ubun-ubunnya" adalah 

menguasai sepenuhnya. Dia adalah Sang Penguasa Teragung Yang menolong 

dan melindungi siapa yang dikehendaki-Nya. Tiada satu pun yang bisa 

melindungi siapa pun dari-Nya. Tiada suatu apa pun yang berada di luar 

kekuasaan dan kontrol-Nya. Apa yang dikehendaki-Nya, maka jadilah dan apa 

yang tidak dikehendaki-Nya sekali-kali tidak akan terjadi.71 

Kedua, kalimat tersebut menunjuk kepada perlindungan azab di 

Akhirat.72 Dengan demikian, kalimat tersebut menyampaikan bahwa Allah swt 

merupakan satu-satunya “penolong dan pelindung” yang dapat 

menyelamatkan seseorang  dari azab dan siksa nereka di Hari Kemudian. Pada 

 
69 Al-Sirrī. Juz IV, h. 20. 

70 Kementerian Agama RI. h. 228. 

71 Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-Manhaj. Juz XVIII, h. 
90. 

72 Al-Sirrī. Juz IV h. 20. 
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hari tersebut, tidak ada yang dapat melindingi dari azab selain perlindungan 

dan pertolongan-Nya. 

Makna ini didasarkan konteks pembicraan pada rangkaian ayat-ayat 

sebelumnya. Pada QS al-Mu’minūn/23: 82 terdapat anggapan orang-orang 

kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Dengan demikian, rangkaian ayat 

tersebut merupakan pembicaraan tentang Akhirat dan Hari Kebangkitan. 

وْ ا
 
ذَا قَال تْنَا ءَاه ا مه نَّ

 
رَابًا  وكَ ظَامًا  ت  عه نَّا وَّ وْنَ  ءَاه وْث  مَبْع 

َ
   ل

Terjemahnya: 

Mereka berkata, “Apakah apabila kami telah mati serta menjadi tanah dan 
tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? (QS al-
Mu’minūn/23: 82)73 

Orang-orang kafir mengira bahwa orang yang meninggal tidaklah akan 

dibangkitkan lagi. Mereka beranggapan bahwa ketika seseorang meninggal 

dunia hanya akan menghilang dari dunia dan tidak akan terjadi apa-apa 

setelahnya. Padahal Allah swt memilki kuasa. Dia memintai pertanggung 

jawaban terhadap apa yang telah diperbuat di dunia. Tidak ada yang dapat 

memberikan pertolongan dari azab dan siksa-Nya ketika hari tersebut datang. 

Konteks makna demikian juga terdapat pada QS al-Mulk/67: 28. Kata 

yujīru pada ayat tersebut berkonteks pada perlindungan orang-orang kafir 

dari azab yang pedih. Kata yujīru pada QS al-Mulk/67: 28 didahului dengan 

istifham yang menunjukkan peniadaan.74 Dengan demikian, ayat tersebut 

menyampaikan bahwa tidak ada yang dapat memberikan perlindungan 

kepada orang-orang kafir dari azab Allah swt, 

 
ْ

ل مْ  ق  رَءَيْت 
َ
نْ  ا يَ  اه نه

َ
ك

َ
هْل

َ
يَ  وَمَنْ  الٰلّ   ا عه وْ  مَّ

َ
مَنَا   ا يْر    فَمَنْ  رَحه جه

يْنَ  يُّ ره فه
ٰ
ك

ْ
نْ   ال يْم   عَذَاب    مه له

َ
   ا

Terjemahnya: 

 
73 Kementerian Agama RI. h. 246. 

74 Maḥy al-Dīn bin Aḥmad Muṣṭafā Darwisy, I’rāb Al-Qur’ān Wa Bayānuh, Juz X, Cet. IV 
(Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1415). h. 162. 
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Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tahukah kamu jika Allah mematikan aku 
dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami 
(dengan memperpanjang umur kami,) lalu siapa yang dapat melindungi 
orang-orang kafir dari azab yang pedih?”75  

Meskipun secara literal kata yujīru berarti menyelamatkan, akan tetapi 

beberapa ulama tidak spesifik memahaminya demikian. Terdapat makna yang 

lebih tepat secara redaksional sehingga sesuai dengan konteks pembicraan 

ayat. Menurut  Abū Bakr al-Jazāirī bahwa kata yujīru berarti “menjaga”.76 

Adapun menurut bebarapa pakar lainnya bahwa kata tersebut lebih tepat 

diartikan dengan “menyelamatkan”, sebagaimana pembicaraan ayat tersebut 

yang membicarakan tentang “perlindungan” azab terhadap orang-orang kafir.  

Pendapat ini sebagaimana disebut oleh al-Jauzī,77 Ibnu Juzay,78 Sa’id Hawwā,79 

dll. 

Konteks ayat ini membicarakan tentang kaum musyrik mekah80 yang 

berkali-kali diperingatkan atas penolakan81 dan keingkaran mereka kepada 

tauhid, kenabian Muhammad saw dan Hari Kebangkitan.82 Dengan berdasar 

aneka argumentasi dan logika yang sangat meyakinkan, mereka tidak mampu 

membela dengan argumentasi serupa dan dengan demikian tidak memiliki 

cara pembelaan kecuali dengan upaya mencelakakan Nabi sawatau paling 

 
75 Kementerian Agama RI. h. 564. 

76 Abū Bakr Jābir bin Mūsa bin ‘Abd al-Qādir bin Jābir Al-Jazāirī, Aysār Al-Tafāsir Li 
Kalām Al-‘Alīy Al-Kabīr, Juz V, Cet. V (Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥukm, 2003). H. 404. 

77 Abū al-Farj ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Alī Jamāl al-Dīn Al-Jauzī, Zād Al-Masīr Fī ‘Ilm Al-Tafsīr, 
Juz IV, Cet. I (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1422). h. 317. 

78 Abū al-Qāsim Muḥammad bin Aḥmad Ibn Juzay, Al-Tashīl Li ‘Ulūm Al-Tanzīl, Juz II, 
Cet. I (Beirut: Syarkah Dār al-Arqām bin Abī al-Arqām, 1416). h. 387. 

79 Sa’īd Ḥawwā, Al-Asās Fī Al-Tafsīr, Juz X, Cet. VI (Kairo: Dār al-Salām, 1412). h. 1067. 

80 Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Syams al-Dīn Al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ Li Aḥkām Al-
Qur’ān, Juz XIII, Cet. III (Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣriyah, 1964). h. 321. 

81 Abū al-Barakāt ‘Abdillāh bin Aḥmad Al-Nasafī, Madārik Al-Tanzīl Wa Ḥaqāiq Al-
Tanwīl, Juz III, Cet. I (Beirut: Dār al-Kalam al-Ṭayyib, 1998). h. 517. 

82 Al-Rāzī. Juz XXX.h. 397. 
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tidak mengharap agar beliau segera mati. Dengan demikian, ayat ini kemudian 

menjadi kecaman terhadap mereka. Allah swt memerintahkan Rasulullah saw 

menerangkan kepada mereka yang mengharapkan kematian beliau dan 

mengatakan “Tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang 

bersamaku atau memberi rahmat kepada kami (dengan memperpanjang umur 

kami,) lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang 

pedih”. Mereka yang ditanya itu bungkam, karena tidak ada jawaban lain 

kecuali mengharapkan rahmat Allah, dan karena itu Allah memerintahkan 

Nabi Muhammad saw menjawab sendiri pertanyaan tersebut sebagaimana 

pada ayat selanjutnya.83 

 
ْ

ل وَ  ق  حْمٰن   ه  مَنَّا الرَّ
ٰ
ه    ا يْهه  به

َ
نَا   وَعَل

ْ
ل
َّ
وْنَ  تَوَك م 

َ
وَ   مَنْ  فَسَتَعْل يْ  ه  ل   فه

ٰ
يْن   ضَل به    مُّ

Terjemahnya 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Zat Yang Maha Pengasih, kami 
beriman kepada-Nya dan hanya kepada-Nya kami bertawakal. Kelak kamu 
akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.” (QS al-Mulk/67: 
29)84 

Adapun (yujīranī) pada QS al-Jinn/72: 22, secara spesifik menyebut 

bahwa tidak ada yang dapat melindungi kecuali perlindungan Allah swt 

semata yang bersumber dari perkataan kaum jin. Allah swt berfirman. 

 
ْ

ل يْ  ق  ه
ن  نْ  اه

َ
يْ   ل يْرَنه جه

نَ  يُّ حَد    الٰلّه  مه
َ
نْ  ە    ا

َ
ل دَ  وَّ جه

َ
نْ   ا ه   مه وْنه تَحَدًا  د 

ْ
ل      م 

Terjemahnya: 

Katakanlah, “Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat 
melindungiku dari (azab) Allah dan aku tidak akan memperoleh tempat 
berlindung selain-Nya. (QS al-Jinn/72: 22)85  

Kata yujīranī merupakan fi’il muḍāri’ yang didahului huruf nafī (lan). Fi’il 

muḍāri’ yang pada mulanya menunjukkan masa sekarang dan akan datang, 

 
83 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. XIV 

(Jakarta: Lentera Hati, 2011). h. 368-369. 

84 Kementerian Agama RI. h. 564. 

85 Kementerian Agama RI. h. 573. 
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apabila didahului oleh huruf tersebut menunjukkan ketidakmungkinan.86 

Dengan demikian, ayat tersebut menginformasikan bahwa tidak mungkin 

seorangpun yang dapat melindungi dan menolongnya  saat ini dan dan dimasa 

depan, kecuali Allah swt sebagai satu-satunya pelindung dan penolong yang 

paling sempurna.87 

جريريعنيحضرمييأنهيذكريلهيأنيجنيايمنيالجنيمنيأشرافهميذايأخرجيابنيي
تبعيقاليإنماييريديمُمديأنييجيرهياللهيوأنَيأجيرهيفأنزلياللهيقليلنييجيرنِيمني

 اللهيأحديآلايةي

Artinya: 

Ibnu jarīr meriwayatkan dari Ḥaḍramī bahwasanya disebutkan ada 
pembesar jin yang mempunnyai banyak pengikut, berkata, "Sesungguhnya 
Muhammad hanya ingin dilindungi Allah, aku akan melindunginya." Lalu 
Allah menurunkan ayat “Katakanlah, “Sesungguhnya tidak ada seorang pun 
yang dapat melindungiku dari (azab).88 

Klaim seorang pemuka bangsa jin yang hendak menjamin perlindungan 

kepada Nabi Muhammad saw, dianulir oleh Allah swt. Ketika jaminan tersebut 

ditawarkan dan disampaikan kepada Muhammad saw, maka sekitka itu Allah 

swt memerintahkan untuk menganulir klaim tersebut. Nabi Muhammad saw 

kemudian menyampaikan, "Tidak ada seorang pun yang menolak azab Allah 

swt dariku jika Dia menurunkannya kepadaku. Tidak ada penolong, tempat 

perlindungan bagiku selain Allah swt. Tidak pula ada yang bisa 

menyelamatkanku dan membebaskanku, kecuali aku menyampaikan risalah 

yang mana Allah mewajibkan pelaksanaannya kepadaku. Oleh karena itu, aku 

sampaikan risalah dari Allah itu, aku menjalankan risalah itu baik berupa 

perintah maupun larangan. Jika aku melakukannya, aku akan selamat. Jika 

 
86 Al-Bayātī. h. 215. 

87 Abū Ja’far Aḥmad bin Muḥammad Al-Nuḥḥās, I’rāb Al-Qur’ān, Juz V, Cet. I (Beirut: Dār 
al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1421). h. 36. 

88 ‘Abd Raḥman bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, Lubāb Al-Nuqūl Fī Asbāb Al-Nuzūl, 
Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah). h. 204. 
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tidah aku akan binasa”.89 Pernyataan tersebut sebagaimana firman Allah 

dalam QS al-Māidah/5: 67. 

  وَمَنْ 
َّ

تَوَل ه   الٰلَّ  يَّ
َ
وْل يْنَ  وَرَس  ذه

َّ
وْا وَال مَن 

ٰ
نَّ  ا زْبَ   فَاه م   الٰلّه  حه وْنَ  ه  ب  غٰله

ْ
 ࣖ   ال

Terjemahnya: 

Siapa yang menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman 
sebagai penolongnya, sesungguhnya para pengikut Allah itulah yang akan 
menjadi pemenang.90 

Adapun kata multaḥadan terambil dari kata laḥada yang pada mulanya 

berarti miring atau cenderung. Multaḥadan adalah tempat kecenderungan 

kepada sesuatu. Jika seseorang ingin menghindar dari bahaya, maka biasanya 

ia mencari jalan atau beralih ke satu tempat yang tidak biasanya di sana. Dari 

sini kata tersebut dipahami dalam arti tempat berlindung. Penambahan huruf 

tā’ pada kata tersebut bertujuan menggambarkan kesempurnaan tempat 

berlindung tersebut.91 

Konteks perlindungan yang merupakan bagian pembicaraan dari kaum 

jin juga terdapat pada QS al-Aḥqaf/46: 31. Ayat ini merupakan rangkian dari  

kelompok ayat- yang diangkat dari pengalaman Nabi Muhammad saw 

bersama sekelompok makhluk tersembunyi, yakni jin. Melalui kelompok ayat 

ini dikemukakan ketaatan dan kepatuhan sekelompok jin terhadap tunanan 

agama Allah swt dan nubuwah Rasulullah saw. 

وْا يٰقَوْمَنَا  يْب  جه
َ
يَ  ا وْا  الٰلّه  دَاعه ن  مه

ٰ
ه   وَا رْ   به مْ  يَغْفه

 
ك

َ
نْ  ل مْ  م ه

 
ك وْبه

ن  رْ  ذ  جه
مْ وَي 

 
نْ  ك يْم   عَذَاب   م ه له

َ
  ا

Terjemahnya 

Wahai kaum kami, penuhilah (seruan Nabi Muhammad) yang mengajak 
pada (agama) Allah dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Dia akan 

 
89 Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-Manhaj. Juz XXIX, h. 

117. 

90 Kementerian Agama RI. h. 117. 

91 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jilid XIV, h. 502. 
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mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari azab 
yang pedih. (QS al-Aḥqaf/46: 31)92 

Ayat ini menceritakan tentang sekelompk jin (dalam riwayat Ibnu ‘Abbās 

terdapat 7 jin sedangkan menurut riwayat Ibnu Mas’ūd berjumlah 9 jin)93 yang 

menemui Rasulullah saw dan meminta beliau membaca Al-Qur’an,94 maka 

Rasulullah saw membacakan kepada mereka.95 Pada keterangan yang lain, 

ketika sekelompok jin tersebut sedang membaca Al-Qur’an, Rasulullah saw 

tidak menyadari kehadiran mereka. Menurut M. Quraish Shihab bahwa adanya 

perbedaan tersebut, disebabkan  riwayat-riwayat yang menyangkut rincian 

peristiwa ini banyak dan sebagian di antaranya bertolak belakang, sehingga 

sangat sulit memastikan. Namun demikian, tidak dapat diingkari adanya 

sekelompok jin yang mendengar bacaan Al-Qur’an dari Nabi saw.96 

Sekelompok jin yang telah mendengarkan Al-Qur’an kemudian menyeru 

kepada kaumnya untuk beriman agar memperoleh ampunan dan pertolongan 

dari azab.  Pada redaksi kalimat yaqfirlakum żunūbakum  bersama dengan  

yujirkum min ‘aẓab alīm berkedudukan sebagai jawaban dari perintah (jawāb 

al-amr) yang memerintahkan untuk beriman (āminū bih).97 Adapun kata 

yujirkum dapat diartikan dengan “menjaga,98 menyelamatkan atau 

menolong.”99 Dengan demikian, apabila bangsa jin memenuhi seruan dan 

 
92 Kementerian Agama RI. h. 506. 

93 Abū Isḥāq Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm Al-Ṡa’labī, Al-Kasyf Wa Al-Bayān ‘an 
Tafsīr Al-Qur’Ān, Juz IX, Cet. I (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 2002). h. 23. 

94 Majmu’ah min al-‘Ulamā al-Baḥūṡ al-Islāmiyah bi al-Azhār, Al-Tafsīr Al-Wasīt Li Al-
Qur’an Al-Karīm, Juz IX Cet. I (al-Muṭābi’ al-Amiriyah, 1993). h. 36. 

95 Sayyid Qutb, Fī Ẓilāl Al-Qur’ān, Juz VI, Cet. XVII (Kairo: Dār al-Syurūq, 1422). h. 3273. 

96 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jilid XIII, h. 106. 

97 Muḥammad ‘Abd al-Khāliq ‘Udaimah, Dirāsāt Li Uslūb Al-Qur’an Al-Karīm, Juz XI 
(Kairo: Dār al-Ḥadīṡ). h. 338. 

98 Al-Jazāirī. Juz V, h. 66. 

99 Abū al-Ḥasan Maqātil bin Sulaimān, Tafsīr Maqātil Bin Sulaimān, Juz IV, Cet. I (Beirut: 
Dār Iḥyā’ al-Turāṡ, 1423). h. 428. 
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perintah untuk beriman kepada Allah swt, maka ia akan diampuni dosa-

dosanya serta dijaga, dilindungi dan diselamatkan dari azab api nereka. 

Keimanan yang dimaksud ialah agama islam, bukan agama-agama lain, tidak 

pula termasuk agama-agama samawi lain, seperti yang dikemukakan pada 

ayat-ayat sebelumnya. Kedatangan Nabi Muhammad ialah untuk menuntun 

dan menunjukkan jalan yang lurus (tarīq mustaqīm) yang disebut pada 

sebelumnya (QS al-Aḥqaf/46: 30). Jalan yang lurus (ṭariq mustaqīm) 

merupakan jalan ketauhidan dengan meng-Esa-kan Allah swt,100 yaitu 

Islam,101 yang pada akhirnya jalan tersebut akan membawa ke surga.102 Maka 

selain agama Islam tidaklah termasuk jalan yang lurus.103 

Seruan untuk beriman kepada Allah swt kepada sekelompok jin tersebut 

merupakan bagian dari misi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. 

Misi kenabian Muhammad saw ialah membawa rahmat kepada alam semesta, 

termasuk kepada bangsa jin.  

نٰكَ  وَمَا 
ْ
رْسَل

َ
ا ا

َّ
ل يْنَ  رَحْمَةً  اه مه

َ
عٰل

ْ
ل ه
 
  ل

Terjemahnya: 

tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi 
seluruh alam. (QS al-Anbiyā’/21: 107)104 

Pengutusan Nabi Muhammad saw, yang tidak hanya kepada bangsa 

manusia, tetapi juga kepada bangsa jin. Argumentasi ini dibertegas, 

sebagaimana yang disebutkan dalam sabdanya,  

 
100 Ni’matullāh bin Maḥmūd Al-Nakhajawānī, Al-Fawātiḥ Al-Ilahiyah Wa Mafātiḥ Al-

Gaibiyah, Juz II, Cet. I (al-Gawariyah: Dār Rakābī, 1999). h. 324. 

101 Abū Ṭāhir Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya’qūb Al-Fairuzābādī, Tanwīr Al-Miqbās Min 
Tafsīr Ibn ‘Abbās, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah). h. 426. 

102 Abū al-Ḥasan ‘Alā’ al-Dīn ‘Alī bin Muḥammad bin Ibrāhīm Al-Khāzin, Lubāb Al-Ta’wīl 
Fī Ma’āniī Al-Tanzīl, Juz IV,  Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415). h. 136. 

103 Abū al-Ḥasan Maqātil bin Sulaimān, Tafsīr Maqātil Bin Sulaimān, Juz III, Cet. I (Beirut: 
Dār Iḥyā’ al-Turāṡ, 1423). H. 573. 

104 Kementerian Agama RI. h. 331. 
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دُيبْنُيفُضَيْلٍ،يعَنْييزَيِدَيبْنِيأَبِيزيََِدٍ،يوَمَُُاهِدٍ،يوَمِقْسَمٍ،يعَنِيابْنِيي ثَ نَايمَُُمَّ حَدَّ
يأيُ يوَسَلَّمَ: يعَلَيْهِ ياُلله يصَلَّى يالنَّبِِّ يعَنِ يأقَيُعَبَّاسٍ، يوَلَا يخََْسًا يفَخْرًا:ييعْطِيتُ ولهُُ

يوَأُحِلَّي يوَمَسْجِدًا، يطَهُوراً يالَْْرْضُ يلِ يوَجُعِلَتْ يوَالَْْسْوَدِ، يالَْْحَْْرِ، يإِلََ بعُِثْتُ
ييَسِيُريأمََامِييمَسِيرةََيي يبِِلرُّعْبِيفَ هُوَ يقَ بْلِي،يوَنُصِرْتُ يلَِْحَدٍ لَّ يالْغَنَائمُِيوَلََْيتََِ لِ

فَاعَةَيفيَشَهْرٍ،يي رْتُ هَايلِْمَُّتِِيإِلََييَ وْمِيالْقِيَامَةِيوَهِيَينََئلَِةٌيإِنْيشَاءَييوَأعُْطِيتُيالشَّ أَخَّ
ئًا يشَي ْ يُمَنْيلََْييُشْركِْيبِِللََِّّ  105(أبِيشيبةرواهيابني (اللََّّ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Fuḍail, dari Yazīd bin Abī 
Ziyād, Mujāhid dan Miqsam, dari Ibnu ‘Abbās, dari Rasulullah saw bersabda:  
Aku diberikan lima hal yang belum pernah dikatakan (diberikan) 
seorangpun sebelumku, aku diutus untuk bangsa merah dan bangsa hitam, 
telah dijadikan bagiku seluruh bumi suci dan sebagai masjid (tempat sujud), 
dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan 
kepada seorang nabi pun sebelumku, aku diberi pertolongan dengan 
ditanamkannya rasa takut (pada musuh-musuhku) sejarak satu bulan 
perjalanan dan aku diberi (hak) memberi syafaat kepada umatku pada hari 
Kiamat bagi yang tidak mempersekutukan Allah swt. (HR Ibnu Abī Syaibah) 

Menurut al-Zuḥaili, bangsa merah ialah bangsa jin, sedangkan bangsa 

hitam adalah bangsa manusia.106 Pengutusan Nabi Muhammad saw, yang juga 

diperuntukkan kepada jin karena tidak diutus seorang rasul pun dari bangsa 

mereka (jin). Meskipun demikian terdapat beberapa ulama yang menolak 

pendapat tersebut. Mereka mengemukakan bahwa bangsa jin sama seperti 

manusia, telah diutus rasul dari kalangan mereka seperti yang disebut dalam 

QS al-An’ām/6: 130.  

ه   يٰمَعْشَرَ 
ن  جه

ْ
سه   ال

ْ
ن اه

ْ
مْ   وَال

َ
ل
َ
   ا

 
ك ته

ْ
   مْ يَأ

 
ل س  مْ   ر 

 
نْك وْنَ   م ه صُّ مْ   يَق 

 
يْك

َ
يْ   عَل يٰته

ٰ
مْ   ا

 
وْنكَ ر  نْذه قَاۤءَ   وَي  مْ   له

 
ك   يَوْمه

وْا هٰذَا  
 
دْنَا قَال ٰٓى شَهه نَا عَل سه

نْف 
َ
م   ا تْه  حَيٰوة   وَغَرَّ

ْ
نْيَا ال وْا الدُّ د  ٰٓى وَشَهه مْ  عَل هه سه

نْف 
َ
مْ  ا نَّه 

َ
ان وْا  ا

َ
 ك

يْنَ  ره فه
ٰ
   ك

 
105 Abū Bakr bin Abī Syaibah, Al-Kitāb Al-Muṣannaf Fī Aḥādīṡ Wa Al-Ᾱṣār, Juz VI, Cet. I 

(Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1407). h. 303. 

106 Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-Manhaj. Juz XXIX, h. 
172. 
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Terjemahnya: 

(Allah berfirman,) “Wahai golongan jin dan manusia, tidakkah sudah datang 
kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menyampaikan ayat-
ayat-Ku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari 
ini?” Mereka menjawab, “(Ya,) kami menjadi saksi atas diri kami sendiri.” 
Namun, mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka telah menjadi saksi 
atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang kafir.107 

Adapun siapa dan bagaiamna wujud serta hakikat jin tersebut, terdapat 

persilangan pendapat dikalangan para pakar terkait hal tersebut. Dikalangan 

umat Islam, bahkan mayoritas umat beragama, mengakui adanya sesuatu yang 

bernama jin. Namun demikian, pemahaman para pakar, baik Islam maupun 

non Islam menyangkut hakikat jin tidak sepenuhnya sama. Apalagi ada 

sebagian mereka yang berusaha merasionalkan seluruh informasi kitab suci 

dan membatasi sedapat mungkin wilayah suprarasional dari ajaran agama. 

Dari berbagai pendapat tersebut, paling tidak terdapat tiga pendapat yang 

paling populer menyangkut hakikat jin.108 

Pertama, memahami jin sebagai potensi negatif manusia. Menurut 

penganut paham ini, malaikat adalah potensi positif yang mengarahkan 

manusia ke arah kebaikan. Sedangkan jin atau setan, sebaliknya. Pandangan 

ini menjadikan jin sepenuhnya sama dengan setan. Di sisi lain mereka 

menilainya tidak memiliki wujud tersendiri karena jin atau setan merupakan 

potensi negatif yang berada dalam diri manusia. 

Kedua, memahami jin antara lain sebagai virus dan kuman-kuman 

penyakit. Paham ini, walau mengakui eksistensi jin, tetapi dengan 

menyatakannya sebagai kuman-kuman, maka mereka menilainya jin bukan 

sebagai makhluk berakal apalagi makhluk mukallaf, yang dibebani tugas-tugas 

 
107 Kementerian Agama RI. h. 144. 

108 M. Quraish Shihab, Yang Halus Dan Terlihat: Jin Dalam Al-Qur’an, Cet. IV (Jakarta: 
Lentera Hati, 2013). h. 38. 
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tertentu oleh Allah swt. Ulama yang menganiut paham ini ialah Muḥammad 

‘Abduh dan muridnya Rasyīd Riḍā. Namun harus digarisbawahi, bahwa 

redaksi yang mereka gunakan untuk menjelaskan pandangan mereka ini, tidak 

menunjukkan bahwa semua jin adalah virus atau kuman-kuman penyakit. 

Rasyīd Riḍā menulis bahwa para teolog berpendapat, jin adalah makhluk-

makhluk hidup dan tersembunyi. Telah berulang kali dinyatakan bahwa bisa 

saja dikatakan makhluk hidup dan tersembunyi yang dikenal dewasa ini 

melalui mikroskop dan dinamai dengan mikroba-mikroba. Oleh sebab itu, bisa 

saja merupakan jenis dari jin.109 

Ketiga, memahami jin sebagai jenis dari makhluk manusia liar yang 

belum memiliki peradaban. Pendapat ini dikemukakan pertama kali oleh salah 

seorang pemikir India yang terkemuka, Aḥmad Khān. Menurutnya, Al-Qur’an 

menyebut kata jin sebanyak lima kali dalam konteks bantahan terhadap 

keyakinan kaum musyrikin Arab. Ayat-ayat tersebut m tidak dapat dijadikan 

bukti tentang adanya makhluk yang bernama jin, sebagaimana keyakinan 

umum ketika itu. Adapun makna kata jin pada ayat-ayat Al-Qur’an, selain dari 

kelima ayat dalam konteks bantahan itu adalah manusia liar yang hidup di 

hutan-hutan atau tempat-tempat terpencil di pegunungan. Bahasa Arab, lanjut 

Aḥmad Khān, dapat mendukung makna terakhir ini. Bahasa, termasuk bahasa 

Arab mengalami perkembangan, sebagian dari pengertian-pcngertian 

semantik kata-katanya dan yang dikenal pada masa Jahiliah (pra Islam), dan 

saat ini sudah tidak dikenal lagi. Pendapatnya ini didasarkan pada pendapat 

pakar bahasa, Ibnu Fāris yang menyatakan bahwa tidak semua ucapan orang-

orang Arab sampai kepada masa sekarang.110 

 
109 Shihab, Yang Halus Dan Terlihat: Jin Dalam Al-Qur’an. h. 38-39. 

110 Shihab, Yang Halus Dan Terlihat: Jin Dalam Al-Qur’an. h. 39. 
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Pendapat tersebut kemudian dibantah oleh banyak pihak. Merupakan 

satu keangkuhan intelektual, menolak atas nama ilmu pengetahuan, wujud 

sesuatu yang diinformasikan oleh kitab suci dengan alasan bahwa dunia 

empiris tidak menyaksikannya atau laboratorium tidak mendeteksinya. 

Kebenaran tidak hanya diukur di laboratorium, atau dibuktikan melalui 

eksperimen. Apalagi sekian banyak hal yang terjadi dewasa ini, sebelumnya 

diduga mustahil. Sekian banyak juga informasi kitab suci yang dahulu 

dianggap oleh ilmuwan tidak benar, atau ditafsirkan secara metafor, kini 

ternyata benar dan tidak perlu dipahami secara metafor.111 

Adapun satu-satunya term yang berbentuk ism, yang secara spesifik 

bermakna melindungi atau menolong ialah QS al-Anfāl/8: 46. Turunan term 

jawara yang terdapat pada ayat tersebut ialah jār yang merupakan ism fāil 

(subjek) sehingga diartikan sebagai pelindung atau penolong. Allah swt 

berfirman. 

ذْ  ه   زَيَّنَ  وَاه
َ
يْطٰن   م  ل مْ  الشَّ ه 

َ
عْمَال

َ
  ا

َ
ا وَقَال

َ
بَ  ل م   غَاله

 
ك

َ
يَوْمَ  ل

ْ
نَ  ال يْ  النَّاسه  مه ه

ن  مْ   جَار   وَاه
 
ك

َّ
مَّا  ل

َ
  فَل

ئَتٰنه  تَرَاۤءَته  فه
ْ
صَ  ال

َ
ى نكَ

ٰ
بَيْهه  عَل   عَقه

َ
يْ  وَقَال ه

ن  ء   اه يْۤ مْ  بَره
 
نْك يْ   م ه ه

ن  رٰى اه
َ
ا مَا ا

َ
يْ   تَرَوْنَ  ل ه

ن  خَاف   اه
َ
  ا

يْد   الٰلّ  وَ    الٰلَّ  قَابه  شَده عه
ْ
 ࣖ   ال

Terjemahnya:  

(Ingatlah) ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-
perbuatan (dosa) mereka dan mengatakan, “Tidak ada (seorang pun) yang 
dapat mengalahkan kamu pada hari ini dan sesungguhnya aku adalah 
penolongmu.” Maka, ketika kedua pasukan itu telah saling melihat 
(berhadapan), ia (setan) berbalik ke belakang seraya berkata, 
“Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, sesungguhnya aku melihat apa 
(para malaikat) yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada 
Allah.” Allah sangat keras hukuman-Nya.112 

Beberapa mufassir memahami ayat ini sebagai penjelasan tentang apa 

yang terjadi sebelum pasukan musyrik melangkahkan kaki menuju medan 

 
111 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jilid XIII, h. 109. 

112 Kementerian Agama RI. h. 183.  
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tempur. Menurutnya, Surāqah Ibnu Mālik Ibnu Jusy’um al-Kinanī, pemimpin 

Bani Kinānah, yang bermaksud melibatkan pasukannya dalam perang 

melawan kaum Muslimin. Tetapi hatinya gusar sehingga dia membatalkan 

maksud tersebut. Di tengah jalan ketika pasukan kafir kaum Musrik berangkat 

ke Badar, mereka bertemu dengan Surāqah bersama pasukannya yang telah 

membatalkan niatnya itu.113  

Ketika itu, kaum Musyrik merasa khawatir akan keputusan yang diambil 

Bani Kinānah. Mengingat adanya permusuhan antara Suku Quraisy dan Bani 

Kinānah, maka jangan sampai Surāqah bersama pasukannya menyerang 

mereka sebagai pelampiasan dendam dan permusuhan lama. Maka pada saat 

itulah Surāqah memberikan jaminan bahwa ia akan tetap membantu kaum 

Musyrik dengan, “Tidak ada (seorang pun) yang dapat mengalahkan kamu 

pada hari ini dan sesungguhnya aku adalah penolongmu.”.114 Penolong yang 

dimaksud ialah penolong dalam menghadapi pasukan Bani Kinānah yang 

dikhawatirkan untuk menyerang mereka. Perkataan tersebut merupakan 

bentuk jaminan Surāqah kepada kaum Musyrik bahwa dia dapat mengontrol 

Bani Kinānah.115  

Ketika kedua pasukan telah dapat saling lihat melihat, Surāqah kembali 

ke kampung halamannya dan berkata, “Sesungguhnya aku melihat apa yang 

kamu tidak lihat”. Ini berarti bahwa langkah awal Surāqah membawa 

pasukannya adalah hasil rayuan setan, dalam rangka menguatkan semangat 

pasukan musyrik untuk menyerang pasukan Islam. Tetapi di tengah jalan Allah 

membatalkan rayuan setan itu melalui bisikan kebaikan ke dalam hati 

 
113 Muḥammad bin al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Ᾱsyūr, Al-

Taḥrīr Wa Al-Tanwīr, Juz X (Tunis: al-Dār al-Tūnisiyah, 1984). h. 34-35. 

114 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jilid V, h. 461-462. 

115 Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-Manhaj. Juz X, h. 30. 
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Surāqah, sehingga ia mengurungkan maksudnya bergabung dengan kaum 

Musyrik.116  

Keraguan yang dialami Surāqah merupakan gambaran tentang gejolak 

jiwanya menyangkut Nabi Muhammad sawdan ajaran Islam. Memang sebelum 

peristiwa Badar, Surāqah pernah melihat bahkan mengalami sendiri mukjizat 

Nabi saw, yaitu ketika ia bermaksud membunuh Nabi Muhammad saw tetapi 

tiba-tiba kaki kuda yang ditungganginya tenggelam ke dalam pasir dan tidak 

dapat bergerak, dan pada akhirnya dia memohon perlindungan Nabi 

Muhammad saw. Sejak itu, hatinya bimbang dan pada kahirnya Surāqah 

menyatakan keislamannya setelah fatḥ al-makkah. 117 Kisah tersebut 

digambarkan secara rinci dalam berikut. 

ثَ نَايعَمْرُو دٍيأيَييحَدَّ يييي-بوُيسَعِيدٍييبْنُيمَُُمَّ قَزيَِّ ثَ نَايإِسْرَائيِلُ،يييي-يَ عْنِيالْعَن ْ قَالَ:يحَدَّ
يإِسْحَاقيَ يأَبِ ي عَنْ يبَكْرٍ يأبَوُ ياشْتَ رَى يقَالَ: يعَازِبٍ، يبْنِ يالْبَ رَاءِ يعَازِبٍييعَنِ مِنْ

:يمُرِيالْبَ رَاءَيفَ لْيَحْمِلْهُيسَرْجًايبثَِلًثةََيعَشَرَيدِرْهََاً.يقاَلَ:يفَ قَالَيأبَوُيبَكْرٍيلعَِازِبيٍ
ثَ نَايكَييْ يتََُدِِ فَيصَنَ عْتَيحِيَنيخَرجََيرَسُولُياِللهيصَلَّىييإِلََيمَنْزِلِ،يفَ قَالَ:يلَا،يحَتََّّ

قَالَ:يفَ قَالَيأبَوُيبَكْرٍ:يخَرَجْنَايفأََدْلَجنَْا،يفأََحْثَ ثْ نَايي مَعَهُ؟اللهيُعَلَيْهِيوَسَلَّمَ،يوَأنَْتَي
يأَظْهَرْنََ،يوَقَامَيقَائمُِيالظَّهِيرةَِ،يفَضَرَبْتُيببِيَيَ وْمَنَايويَ لَتَ نَا،يحَتََّّ صَريِ:يهَلْيأرََىييليَ ْ

هيَ يإِليَ ْ يفأََهْوَيْتُ يبِصَخْرَةٍ، يأنَََ يفَإِذَا يإِليَْهِ؟ ينََْوِي يفَسَوَّيْ تُهُييظِلًا يظِلِِهَا، يبقَِيَّةُ يفإَِذَا ا
يوَسَلَّي يعَلَيْهِ ياُلله يصَلَّى ياِلله ييََيلِرَسُولِ ياضْطَجِعْ يوَقُ لْتُ: يفَ رْوَةً، يلَهُ يوَفَ رَشْتُ مَ،

يخَرَجْتُيأنَْظرُُ:يهَلْيأرََىيأَحَدًايمِنَيالطَّلَبِ؟يفَإِذَايرَسُولَياِلله،يفَاضْطَجَعَ،يثَُّي
اهُييأَنََيبِرَاعِييغيَ نَمٍ،يفَ قُلْتُ:يلِمَنْيأنَْتَييََيغُلًمُ؟يفَ قَالَ:يلرَِجُلٍيمِنْيقُ رَيْشٍ.يفَسَمَّ

 
116 ‘Ᾱsyūr. Juz X, h. 34-35 

117 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jilid V, h. 461-462. 
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؟يقَالَ:ينَ عَمْ.يقَالَ:يقُ لْتُ:يهَليْف يَ يأنَْتَيعَرَفْ تُهُ،يفَ قُلْتُ:يهَلْيفِيغَنَمِكَيمِنْيلَبٍََ
هَا يمِن ْ يشَاةً يفَاعْتَ قَلَ يفأََمَرْتهُُ يقَالَ: ينَ عَمْ. يقَالَ: يلِ؟ يفَ نَ فَضَييحَالِبٌ يثَُّيأمََرْتهُُ ،

ييْ هِيمِنَيالْغبَُارِ،يوَمَعِييإِدَاوَةٌيعَلَىيفَمِهَاييضَرْعَهَايمِنَيالْغبَُارِ،يثَُّيأمََرْتهُُيفَ نَ فَضَيكَفَّ
يبَ رَدَيأَسْفَلُهُ،يثَُّيخِرْقَةٌ،يفَحَلَبَيلِيكُثْ بَةًيميِ ،يفَصَبَ بْتُيعَلَىيالْقَدَحِيحَتََّّ نَياللَّبََِ

قَظَ،يفَ قُلْتيُ رَسُولَياِللهيصَلَّىياللهيُعَلَيْهِيوَسَلَّميَأتََ يْتُيي تُهُيوَقَدِياسْتَ ي ْ :ياشْرَبْييفَ وَافَ ي ْ
يرَضِيتُ،يثَُّيقُ لْتُ:يهَلْيأَنََيالرَّحِيلُ.قَالَ:يفَارْتَََلْنَا،يييََيرَسُولَياِلله.يفَشَرِبَيحيَ تََّّ

يسُرَاقَةُيبْنُيمَالِكِيبْنِيجُعْشُمٍيعَلَىيوَالْقَوْمُييَطْلُبُونََ،يفَ لَمْييدُْركِْنَايأَحَدٌيمِن يْ هُمْيإِلاَّ
ييفَ رَسٍيلَهُ،يفَ قُلْتُ:ييََيرَسيُ ولَياِلله،يهَذَايالطَّلَبُيقَدْيلََقَِنَا.يفَ قَالَ:ي"يلَايتََْزَنْيإِنَّ

نَهُيقَدْرُيرمُْحٍيأوَْيرُمُيَْاَللهيمَعَنَاي نَ نَايوَبَ ي ْ يإِذَايدَنََيمِنَّايفَكَانَيبَ ي ْ يأوَْيثَلًثةٍَ،ي"يحَتََّّ يْنِ
بَكَيْتُ،يقَالَ:ي"يلَيَتَ بْكِي؟يقَالَ:يقُ لْتُ:ييََيرَسُولَياِلله،يهَذَايالطَّلَبُيقَدْيلََقَِنَا.يويَ

يأبَيْ ينَ فْسِي يعَلَى يمَا يوَاِلله يأمََا يقُ لْتُ: يقَالَ: يقَالَ:يي" يعَلَيْكَ. يأبَْكِي يوَلَكِنْ كِي،
عَلَيْهِيوَسَلَّمَيفَ قَالَ:ي"ياللهُمَّياكْفِنَاهُيبِاَيشِئْتَييفَدَعَايعَلَيْهِيرَسُولُياِللهيصَلَّىياللهيُ

هَا،يوَقَالَ:ييََي".يفَسَاخَتْيقَ وَائمُِي فَ رَسِهِيإِلََيبَطْنِهَايفِيأرَْضٍيصَلْدٍ،يوَوَثَبَيعَن ْ
يقيَ دُ، يفيِمَُُمَّ يأَنََ يمَِّا يَنِ ييُ نْجِِ ياَللهيأَنْ يفاَدعُْ يعَمَلُكَ، يهَذَا يفَ وَاِللهييدْيعَلِمْتُيأَنَّ يهِ،

يعَلَىيمَنْيوَراَئِييمِنَيالطَّلَبِ،يوَهَذِهِيكِنَانَتِِيفيَ يَنَّ هَايسَهْمًا،يفإَِنَّكَييلَُْعَمِِ خُذْيمِن ْ
يبِِِبلِِييوَغَنَمِييفِيمَوْضِعِيكَذَايوكََذيَ هَايحَاجَتَكَ.يقاَلَ:يفَ قَالَييسَتَمُرُّ ا،يفَخُذْيمِن ْ

يويَ يعَلَيْهِ ياُلله يصَلَّى ياِلله يلَهُيرَسُولُ يوَدَعَا يقَالَ: ي". يفِيهَا يلِ يحَاجَةَ يلَا ي" سَلَّمَ:
 118رواهيياحْد()يييلَيْهِيوَسَلَّمَ،يفأَُطْلِقَ،يفَ رَجَعَيإِلََيأَصْحَابِهيِرَسُولُياِللهيصَلَّىياللهيُعيَ

 
118 Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, Musnad Al-Imām Aḥmad Bin 

Ḥanbal, Juz VII Cet. I (Muassasah al-Risālah, 2001). h. 490. 
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami 'Amrū Bin Muhammad Abu Sa'id yaitu Al 
'Anqazi dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Israil dari Abu Ishaq 
dari Al Barra' Bin 'Azib, dia berkata; Abu bakar membeli sebuah pelana dari 
'Azib seharga tiga belas dirham, Al Barra' berkata; kemudian Abu Bakar 
berkata kepada Azib; "suruhlah Al Barro' membawanya ke rumahku." Maka 
'Azib menjawab; "tidak, kecuali jika kamu mau menceritakan kepada kami, 
tentang apa yang kamu lakukan ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar bersamamu." dia berkata; maka Abu Bakar berkata; "kami 
keluar berjalan di malam hari dan mempercepat jalan diwaktu siang dan 
malam yang kami lalui, ketika kami tiba di waktu dzuhur dan matahari tepat 
berada di atas, aku memperhatikan sekitar kami apakah ada tempat 
berteduh untuk kami, sesaat kemudian aku melihat sebuah batu besar dan 
aku pun mendekatinya dan ternyata ada sedikit rongga (menjorok 
kedalam) yang tertutupi bayangan batu tersebut, maka aku rapikan tempat 
itu dan membentangkan jubah dari kulit untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian aku berkata; "berbaringlah wahai Rasulullah" lalu 
beliau berbaring, kemudian aku keluar melihat lihat apakah ada orang yang 
mencari, tiba tiba aku melihat seorang penggembala kambing, aku 
bertanya; "milik siapa kamu wahai pemuda?" dia menjawab; "milik seorang 
lelaki dari Quraisy, "lalu dia menyebutkan namanya dan akupun 
mengenalnya, aku bertanya lagi; "apakah kambingmu mengeluarkan air 
susu? 'dia menjawab; 'ya 'aku bertanya lagi; 'apakah kamu mau 
memerahkan susu untukku? ' dia menjawab; "ya" maka aku perintahkan 
kepadanya untuk memegang salah satu dari kambingnya dan 
membersihkan susu kambing tersebut serta kedua telapak tangannya dari 
debu, aku membawa geriba dari kulit yang di bagian mulutnya ada penutup 
dari kain, kemudian dia memerahkan sedikit susu untukku dan aku 
siramkan air ke geriba supaya bawahnya tidak terlalu panas, kemudian aku 
datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk memberinya 
minum, dan ternyata beliau sudah terjaga dari tidurnya, aku berkata; 
"wahai Rasulullah minumlah" Beliaupun meminumnya hingga aku merasa 
lega, kemudian aku berkata; "apakah sudah saatnya kita berangkat?" maka 
kami berangkat sementara orang-orang mencari dan tidak ada seorangpun 
dari mereka yang dapat menemukan kami kecuali Suraqah Bin Malik Bin 
Ju'syum dengan berkuda, aku berkata; "wahai Rasulullah orang yang 
memburu (kita ini) akan menyusul kita" maka Nabi menjawab: "jangan 
bersedih sesungguhnya Allah bersama kita" sampai ketika Suraqah telah 
dekat dengan kami kira kira jarak satu tombak atau dua tombak atau tiga 
tombak aku berkata; "wahai Rasulullah orang yang memburu (kita ini) akan 
menyusul kita" dan aku (saat itu) menangis, Nabi bertanya: "kenapa kamu 
menangis?" aku menjawab; "demi Allah, aku bukan menangis karena 
khawatir terhadap diriku akan tetapi aku menangis karena khawatir 
kepada tuan" kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: 
"kami serahkan dia (Suraqah) kepada kehendak-Mu "maka kaki sampai 
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perut kuda Suraqah tergelincir masuk ke tanah yang keras dan dia 
melompat darinya dan berkata; "wahai Muhammad aku sudah tahu ini 
adalah perbuatanmu maka doakanlah kepada Allah agar menyelamatkanku 
dari apa yang menimpaku, demi Allah aku akan rahasiakan beritamu 
kepada orang-orang yang mencarimu yang ada di belakangku, dan ini 
wadah panah dari kulit milikku ambillah sebagian anak panahnya, 
sesungguhnya kamu akan melalui unta dan kambing milikku di tempat ini 
dan ini maka ambillah darinya untuk keperluanmu." Abu Bakar 
melanjutkan, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "aku 
tidak membutuhkannya" kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mendoakannya maka lepaslah Suraqah (dari bencana yang menimpanya) 
dan kembali kepada kaumnya. (HR Ahmad) 

Dari sekian banyak penafsiran yang dikemukakan oleh para ahli tafsir, 

konteks ayat yang berkaitan dengan Surāqah tersebut merupakan yang paling 

populer. Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil mufassir yang tidak 

pemahamannya terhadap ayat tersebut dengan kisah Surāqah. Rasyīd Riḍā 

merupakan salah satu ulama tafsir yang tidak memahami ayat tersebut dengan 

konteks kisah Surāqah.119 Ayat tersebut merupakan ultimatum kaum Musyrik. 

Ketika setan menghiaskan kepada kaum Musyrikin perbuatan mereka dengan 

was-was dan rayuannya, dan ia berkata kepada mereka melalui bisikan hati 

mereka.120 Seakan-akan setan berkata kepada mereka, “Hari ini tidak ada yang 

dapat menang atas kamu, baik mereka itu pengikut Muhammad yang lemah 

itu, maupun selain mereka dari suku-suku Arab, dan pada saat yang sama aku 

adalah pelindung kamu”.121 

Meskipun demikian, pendapat Rasyīd Riḍā serta pendapat-pendapat 

yang serupa tidaklah populer dikalangan mufassir. Hal ini karena memang 

 
119 Muḥammad Rasyīd bin ‘Alī Riḍā, Tafsīr Al-Manār, Juz X (Kairo: al-Hai’ah al-Miṣriyah, 

1990). h. 25-26 

120 Syihāb al-Dīn Maḥmūd bin ‘Abdillāh Al-Alūsī, Rūḥ Al-Ma’ānī FI Tafsīr Al-Qur’ān Al-
‘Aẓīm Wa Al-Sab’ Al-Maṡānī, Juz V, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415). h. 212. 

121 Aḥmad ‘Abdullāh Al-Badawī, Min Balāqah Al-Qur’ān, Cet. I (Kairo: Nahḍah Miṣr, 
2005). H. 297. 
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sekian banyak riwayat dan keterangan yang mendukung kaitan ayat tersebut 

dengan kisah Surāqah dan Bani Kinānah.   

3. Toleransi 

Berbeda dengan term-term di atas, QS al-Taubah/9: 6 yang memuat kata 

istajāraka dan fa ajirhu tidak berkonteks pada makna perlindungan dari Allah. 

Ayat ini memuat makna perlindungan yang diberikan Rasulullah saw dan 

kaum Muslimin kepada orang kafir yang meminta perlindungan. Dengan 

adanya perlindungan atau jaminan keamanan yang diberikan orang kafir 

untuk tinggal bersama kaum Muslimin menunjukkan makna toleransi. Dengan 

demikian, term istajāraka dan fa ajirhu lebih tepat dimaknai bertoleransi. 

Allah swt berfirman. 

نْ  حَد    وَاه
َ
نَ   ا يْنَ   م ه شْرهكه م 

ْ
رْه    اسْتَجَارَكَ   ال جه

َ
مَ   يسَْمَعَ   حَتٰى  فَا

ٰ
ل
َ
مَّ   الٰلّه   ك غْه    ث  بْله

َ
مَنَه    ا

ْ
مْ   ذٰلهكَ    مَأ نَّه 

َ
ا   به

ا قَوْم  
َّ
وْنَ  ل م 

َ
 ࣖ  يَعْل

Terjemahnya: 

Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta 
pelindungan kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supaya 
dapat mendengar firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang 
aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum 
yang tidak mengetahui.122 

Kata istajāraka bermakna memohon perlindungan123 atau keamanan.124 

Adapun fa ajrirhu merupakan kata kerja perintah (fi’il amr) sehingga diartikan 

dengan perintah untuk memberikan perlindungan dan keamanan.125 Kata 

ajirhu yang didahului dengan huruf fā (fa ajirhu) pada ayat di atas merupakan 

 
122 Kementerian Agama RI. h. 187. 

123 Muḥammmad bin Muḥammmad bin ‘Abd al-Razzāq Al-Zabīdī, Tāj Al-‘Arūs Min 
Jawāhir Al-Qamūs, Juz X (Dār al-Hidāyah). h. 486. 

124 Abū Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Azīz bin ‘Abd Al-Salām, Tafsīr Al-Qur’ān, Juz II, 
Cet. I (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1996). h. 8. 

125 Al-Samarqandī. Juz II, h. 40. 



77 
 

 

jawaban syarṭ (in).126 Demikian, perintah untuk memberikan perlindungan 

dan jaminan tersebut berlaku apabila syarat terpenuhi. Dalam hal ini apabila 

dimintai perlindungan dan keamanan dari orang-orang Musyrik tersebut, 

maka wajib untuk memenuhinya.127 

Allah swt lalu memberikan opsi  kepada orang-orang musyrik untuk 

masuk Islam atau diperangi. Namun tidak berarti bahwa tidak memberi 

kesempatan kepada orang-orang Musyrik tersebut untuk mendengar dalil-

dalil tentang keimanan. Kalau di antara kaum Musyrikin itu ada yang meminta 

dalil dan argumen, atau ia datang untuk mendengarkan Al-Qur'an, ia mesti 

diberi waktu dan haram untuk dibunuh. Ia wajib diantarkan ke tempat yang 

aman agar ia bisa menentukan keputusannya dengan tepat dan penuh 

keyakinan.128  

Ayat ini secara luas dapat diartikan bahwa jika salah seorang dari kaum 

musyrik yang telah melanggar “perjanjian keamanan” setelah diberikannya 

tempo waktu untuk berkeliaran di muka bumi secara bebas yaitu selama 

empat bulan datang kepadamu meminta jaminan keamanan untuk 

mendengarkan ajaran Islam,129 maka ia wajib untuk diberikan keamanan dan 

penjagaan hingga ia sampai ke tujuannya. Dalam masa itu ia haram untuk 

dibunuh dan diganggu. Jika ia ingin untuk kembali ke negerinya wajib untuk 

memberikan jaminan dan keamanan sampai ia tiba di negerinya tempat ia bisa 

merasa aman. Setelah itu, silakan perangi ia kalau kamu mau tanpa adanya 

penipuan atau pengkhianatan. 

 
126 Ṣafīy. Juz X, h. 286. 

127 Al-Farrā’. h. 422. 

128 Abū Sa’īd ‘Abdullāh bin ‘Umar bin Muḥammad al-Syīrāzī Al-Baiḍāwī, Anwār Al-Tanzīl 
Wa Asrār Al-Ta’wīl, Juz III, Cet. I (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1448). h. 72. 

129 Abū Muḥammad al-Ḥusain Al-Bagawī, Ma’ālim Al-Tanzīl Fī Al-Tafsīr Al-Qur’ān, Juz II, 
Cet. I (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1420). h. 319. 
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Hukum ini berlaku di setiap masa. Ḥasan al-Baṣrī menyebut bahwa ayat 

ini bersifat muḥkam sampai hari Kiamat.130  Sa'īd bin Jubair menyampaikan 

kisah dari ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang ayat ini. Ketika seorang Musyrik datang 

menemui ‘Alī bin Abī Ṭālib, ia mengatakan bahwa, "Jika ada di antara kami 

yang datang menemui Muhammad setelah berlalunya tempo yang ditetapkan 

untuk mendengarkan Al-Qur'an atau ia datang untuk sebuah keperluan, 

apakah ia akan dibunuh?" ‘Alī bin Abī Ṭālib menjawab, "Tidak, karena Allah 

swt berfirman Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta 

pelindungan kepada engkau (Muhammad), lindungilah (QS al-Taubah/9: 6)“131 

Terdapat riwayat yang menjadi bantahan dari pendapat Ḥasan al-Baṣrī 

yang mengukuhkan ke-muḥkam-an ayat ini. Riwayat itu menyebut bahwa QS 

al-Taubah/9: 6 mansūkh dari QS Muḥammad/47: 47.132 Dengan demikian, 

hukum QS Taubah/9: 6 tidak berlaku secara umum. 

Namun demikian, agumentasi mansūkh-nya QS al-Taubah/9: 6 

berdasarkan riwayat tersebut dibantah lagi oleh al-Qurṭubī. Ia berpendapat 

bahwa pemahaman yang benar adalah bahwa ayat ini bersifat muḥkam, 

dengan dalil ucapan dari ‘Alī bin Abī Ṭālib sebagaimana yang diriwayatkan 

oleh Sa'īd bin Jubair di atas.133 

Selanjutnya, perintah toleransi dengan memberikan perlindungan 

kepada orang Musyrik, disebut dalam kata fa ajirhu. Al-Qur’an menjamin 

kemananan orang-orang yang belum memeluk agama Islam.134 Orang-orang 

 
130 Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Abdillāh Ibn Zamanīn, Tafsīr Al-Qur’an Al-‘Azīz, Juz II, 

Cet. I (Kairo: Al-Farūq Al-Ḥadīṡiyah, 2002). H. 194. 

131 Muḥammad bin ‘Umar Nawawī Al-Bantanī, Marāḥ Labīd Li Kasyf Ma’nī Al-Qur’ān Al-
Majīd, Juz II, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1417). h. 138. 

132 ‘Aṭiyah. Juz III, h. 8. 

133 Al-Qurṭubī. Juz VIII, h. 76-77. 

134 Al-Sam’ānī. Juz II, h. 289. 
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Musyrik itu orang-orang bodoh yang tidak mengetahui hakikat Islam dan apa 

yang terkandung dalam ajarannya dan orang yang tidak mengenal sesuatu 

maka ia akan cenderung memusuhinya.135 Jadi, mereka mesti diberi jaminan 

keamanan hingga mereka mendengar dan memahami hakikat dari kebenaran 

Islam.136 

Berdasarkan hal itu, Rasulullah saw memberi jaminan keamanan kepada 

siapa saja yang datang kepadanya untuk minta bimbingan atau membawa 

sebuah pesan. Sebagaimana pada saat Perjanjian Hudaibiyah datang padanya 

beberapa orang utusan dari kaum Quraisy, di antaranya adalah ‘Urwah bin 

Mas'ud, Mikrāz bin Ḥafṣ, Suhail bin ‘Amrū, dll. Mereka datang satu per satu. 

Mereka datang untuk hal-hal yang menyangkut antara Rasululah saw dengan 

kaum Musyrikin.137 Saat itu, mereka menyaksikan langsung keagungan 

Rasulullah saw dan beliau menghargai mereka. Semua itu sangat memesona 

mereka karena mereka tidak pernah melihat hal seperti itu pada seorang raja 

atau kaisar mana pun yang pernah mereka jumpai. Lalu mereka 

menyampaikan semua itu pada kaumnya. Hal itu menjadi faktor terbesar yang 

membuat sebagian besar dari mereka mendapat hidayah.138 

Contoh lain, kisah ketika ada dua utusan Musailamah al-Każżāb datang 

menemui Rasulullah saw. Kedua utusan tersebut bersaksi atas kerasulan 

Musailamah. Mesikupn demikian, Rasulullah saw tidak membuh keduanya. 

Hal karena utusan dan perantara tidak boleh dibunuh atas nama agama Islam. 

 
135 ‘Abd al-Karīm bin Hawzān bin ‘Abd al-Malik Al-Qusyairī, Latāif Al-Isyārāt, Juz II, Cet. 

III (Kairo: al-Hai’ah al-Misriyah). h. 9. 

136 Al-Zamakhsyarī, Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq Al-Tanzīl. Juz II, h. 248. 

137 Abū al-Fidā’ Ismā’I; bin ‘Umar bin Kaṣīr, Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm, Juz IV, Cet. II (Dār 
al-Ṭayyibah, 1999). h. 113-114. 

138 Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-Manhaj. Juz X, h. 
112-113. 
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يمَسْعُودٍ،ي يبْنِ ياللََِّّ يعَبْدِ يعَنْ يوَائِلٍ، يأَبِ يعَنْ يعَاصِمٍ، يعَنْ ، يالْمَسْعُودِيُّ ثَ نَا حَدَّ
يصَلَّىي يلِمُسْيلِمَةَيإِلََيرَسُولِياللََِّّ قَالَ:يقَدْيجَاءَيابْنُيالن َّوَّاحَةِيوَابْنُيأثََُلٍيرَسُولَيْنِ

يياُللهيعَلَيْهِيوَسَلَّمَيفَ قَالَيلََمَُاي يصَلَّىياُللهيعَلَيْهِيوَسَلَّمَ:ي»تَشْهَدَانِيأَنِِِ رَسُولُياللََِّّ
يصَلَّىي يفَ قَالَييرَسُولُياللََِّّ يمُسَيْلِمَةَيرَسُولُياللََِّّ ؟«يفَ قَالَا:ينَشْهَدُيأَنَّ رَسُولُياللََِّّ

يوَرُسُلِهِيلَوْيكُنْتُيقَاتِلًًيرَسُولًاي واهيابويري)ي يلَقَتَ لْتُكُمَااللهيُعَلَيْهِيوَسَلَّمَ:يآمَنْتُيبِِللََِّّ
 139داود(

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami al-Mas’ūdīy, dari ‘Ᾱṣim, dari Ibnu Wāil, 
dari ‘Abdullāh bin Mas’ūd, dia berkata: Telah datang kepada Rasulullah saw 
Ibnu al-Nawwāḥah dan Ibnu Uṡāl sebagai utusan dari Musailamah. 
Rasulullah bertanya kepada keduanya, “Apakah kalian bersaksi 
bahwasanya saya adalah utusan Allah swt?”, keduanya menjawab, “Tidak”. 
Rasulullah saw bersabda, “Demi Allah dan Rasul-Nya, seandainya 
diperbolehkan untuk membunuh utusan, maka saya akan membunuh 
kalian berdua” (HR Abū Dāwud)    

Berdasarkan berbagai keterangan serta praktik pada masa Rasulullah 

saw, sahabat dan tābi’īn, ayat tersebut tidak hanya dapat dipahami 

berdasarkan konteksnya. Ayat ini berlaku secara umum sesuai dengan situasi 

dan kondisi masyarakat yang terjadi pada saat ini. Hal ini sebagaimana dalam 

kaidah sebagai berikut. 

 140لعبرةيبعموميالْلفاظيلايبخصوصيالْسبابيا

Artinya: 

‘Ibrah diambil berdasarkan keumuman lafaz, bukan kekhusuan sebab 

Berdasarkan kaidah tersebut, beberapa ulama tafsir kemudian 

mengemukakan bahwa  ayat tersebut menjelaskan tentang jaminan keamanan 

yang bersifat umum, baik dalam tujuan-tujuan yang bersifat agama, politik, 

maupun perdagangan. Inti dari ayat ini adalah bahwa siapa saja yang datang 

 
139 Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṡ Al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, Juz I (Beirut: al-

Maktabah al-‘Aṣriyah). h. 202. 

140 Abū ‘Abdullāh ‘Abd al-Raḥman bin Nāṣir Ᾱli Sa’dī, Al-Qawā’id Al-Ḥasān Li Tafsīr Al-
Qur’ān, Cet. I (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1999). h. 11. 
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dari dār al-ḥarb (negeri non muslim) ke dār al-islām (negeri muslim),141 baik 

untuk membawa sebuah pesan, untuk tujuan berdagang, meminta berdamai 

atau gencatan senjata, membayar jizyah atau tujuan-tujuan lainnya,142 lalu ia 

meminta jaminan keamanan dari pemimpin, maka sang pemimpin wajib 

memberinya jaminan keamanan sampai ia kembali ke negeri143 atau kampung 

halamannya.144 

Dengan demikian, seseorang yang datang untuk meminta jaminan atau 

bahkan tinggal berdampingan dengannya,145 apapun asal usulnya,146 wajib 

hukumnya untuk diberikan perlindungan. Dengan syarat bahwa perlindungan 

tersebut diberikan kepada siapapun selama taat kepada aturan147 dan tidak 

melanggar norma yang berlaku. 

Dalam kehidupan yang majemuk tentu tidak bisa dilepaskan dari 

hubungan antar kelompok. Termasuk di dalamnya kelompok muslim 

berhubungan dengan non muslim, baik dalam urusan bisnis, keluarga, 

hubungan kerja, ketetanggaan, dan lain-lain. Satu hal yang tidak dapat 

dihindari adalah hubungan dalam muamalah (bisnis atau pekerjaan) di tengah 

keragaman keyakinan dalam masyarakat. 

Di dalam hidupnya, Rasulullah saw banyak sekali berhubungan secara 

sosial (bermuamalah) dengan non muslim, baik dengan orang kafir, musyrik, 

 
141 Ismā’il Ḥaqqī bin Muṣṭafā, Ruḥ Al-Bayān, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr). h. 389. 

142 Kaṣīr.Juz IV, h. 113. 

143 Al-Suyūṭī, Al-Dūr Al-Manṡūr Fī Tafsīr Bi Al-Ma’ṡūr. Juz IV, h. 134. 

144 Abū Manṣūr Muḥammad bin Maḥmūd Al-Māturīdī, Ta’wilāt Ahl Sunnah, Juz I, Cet. I 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005). h. 310. 

145 Muḥammad bin al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Ᾱsyūr, Al-
Taḥrīr Wa Al-Tanwīr, Juz X (Tunis: al-Dār al-Tūnisiyah, 1984). H. 118. 

146 Abū al-Ḥajjāj Mujāhid bin Jabīr, Tafsīr Mujāhid, Cet. I (Mesir: Dār al-Fikr al-Islāmī al-
Ḥadīṡah, 1989). h. 364. 

147 Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi’ī, Tafsīr Al-Imām Al-Syāfi’ī, Jux II Cet. I 
(Saudi Arabia: Dār al-Tadmiriyah, 2006). h. 903. 
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Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lainnya dalam berbisnis, hidup bertetangga atau 

usaha-usaha tertentu. Hubungan tersebut lebih karena ada keterkaitan sosial 

sebagai makhluk sosial. Dalam konteks ini, muamalah Rasulullah saw yang 

tidak berhubungan dengan urusan agama (ritual). 

Bergaul atau berhubungan baik dengan non-muslim dalam ruang 

lingkup kemasyarakatan boleh dilakukan. Termasuk menyantap makanan 

suguhan ketika bertamu di rumah non muslim, sepanjang bukan termasuk 

makanan yang diharamkan atau mengandung sesuatu yang haram. 

Menyatuni orang kafir zimmi yang hidup damai dengan muslimin dengan 

harta sedekah hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Dasarnya adalah QS al-

Mumtḥanah/60: 8  berikut ini: 

ا
َ
م   ل

 
يْنَ  عَنه  الٰلّ   يَنْهٰىك ذه

َّ
مْ  ال

َ
مْ  ل

 
وكْ

 
ل قَاته ى ي  يْنه   فه مْ  الد ه

َ
مْ  وَل

 
وكْ ج  خرْه نْ  ي  مْ  م ه

 
يَارهك نْ  ده

َ
مْ  ا وْه    تَبَرُّ

وْ ا ط  قْسه مْ   وَت  يْهه
َ
ل نَّ  اه بُّ  الٰلَّ  اه حه

قْ  ي  م 
ْ
يْنَ ال طه    سه

Terjemahnya: 

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-
orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir 
kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang berlaku adil.148 

Kebolehan memberi harta zakat buat orang kafir karena alasan bahwa 

orang kafir itu termasuk mustahiq zakat juga. Yaitu selama pada diri orang 

kafir itu ada kriteria mustahiq zakat.149  

Misalnya, orang kafir itu miskin dan fakir. Maka setelah fakir miskin dari 

kalangan muslimin mendapatkan pembagian harta zakat, giliran berikutnya 

tentu saja fakir miskin dari pemeluk agama selain Islam. Kemiskinan dan 

kefakiran mereka telah membuat mereka menjadi mustahiq zakat, meski pun 

 
148 Kementerian Agama RI. h. 550. 

149 Abū Bakr bin Muḥammad bin Ibrāhīm Al-Munżir, Al-Ijmā’ (Dār al-Muslim, 2004). h. 
49. 
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agama mereka bukan Islam. Maka kalau zakat boleh diberikan kepada mereka, 

apalagi masalah hadiah, bantuan, santunan dan lainnya. Tentu saja hukumnya 

boleh dan juga berpahala. 

4. Berdampingan 

Derivasi kata jawara yang menunjuk makna berdampingan ialah bentuk 

mutajāwirāt. Kata tersebut diartikan dengan yaqrbu ba’ḍuha ba’dan (dekat 

satu sama lain).150 Penyebutan kata ini ditemukan hanya sekali dalam AL-

Qur’an yaitu pada QS al-Ra’d/13: 4.  

ى رْضه   وَفه
َ
ا
ْ
طَع   ال تَجٰ  قه رٰت  مُّ جَنٰت   وه نْ  وَّ عْنَاب   م ه

َ
زَرعْ   ا   وَّ

 
يْل خه

َ
ن نْوَان   وَّ غَيْر   صه نْوَان   وَّ   صه

مَاۤء    قٰىيُّسْ  د    به احه   وَّ
 

ل ن فَض ه ى بَعْضَهَا وَّ
ٰ
ى بَعْض    عَل له    فه

 
ك

 
ا
ْ
نَّ  ال يْ  اه يٰت   ذٰلهكَ  فه

ٰ
ا
َ
قَوْم   ل ه

 
وْنَ  ل

 
ل عْقه  يَّ

Terjemahnya: 

Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, 
tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak 
bercabang. (Semua) disirami dengan air yang sama, tetapi Kami melebihkan 
tanaman yang satu atas yang lainnya dalam hal rasanya. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar (terdapat) tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi kaum yang mengerti.151 

Menurut al-Jauzī bahwa penggalan ayat wa fi al-arḍ qiṭ’un mutajāwirāt 

(dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan) dipahami berbeda 

oleh para mufassir. Sebagian memahami bahwa penggalan ayat tersebut 

bermakna tanah yang subur. Adapun sebagian yang memahami penggalan 

ayat tersebut menunjukkan bagian-bagian yang terdapat di muka bumi, yaitu 

negeri-negeri atau perkampungan yang berdekatan.152  

Pendapat pertama didasari pada kata arḍ yang menunjukan makna 

tanah (bukan bumi), sebagaimana konteks pembicaraan ayat yang 

menerangkan tentang-tumbuhan-tumbuhan yang dapat tumbuh di atah tanah.  

 
150 Muḥammad bin ‘Abd al-‘Azīz bin Aḥmad Al-Khiḍīrī, Al-Sirāj Fī Bayān Garīb Al-Qur’ān, 

Juz II, Cet. I (Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wāṭaniyah, 2008). h. 146. 

151 Kementerian Agama RI. h. 248. 

152 Al-Jauzī. 
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Kata mutajāwirāt kemudian dipahami sebagai lahan (subur) basah dan rawa 

yang berdekatan, di dekatnya terdapat air yang dapat menunbuhkan tanaman. 

Pendapat ini sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Abī Ḥātim153 dan Abū 

Ja’far al-Tirmiżī.154 Sementara itu, Sufyān al-Ṡawrī155 dan Mujāhid156 

memahami qiṭ’un mutajāwirāt dengan aliran sungai yang saling bersilangan 

yang mengalirkan air yang sama.  Makna diperoleh dari kalimat bi mā’in 

wāḥidin yang menunjukkan bahwa air sungai-sungai tersebut mengalair yang 

sama. 

Berdasarkan pemahaman tersebut maka ayat ini menyampaikan bahwa 

lahan-lahan yang saling berdekatan dan berdampingan namun demikian 

kualitasnya berbeda-beda. Ada yang tandus ada pula yang subur dan ada juga 

yang jenisnya sama yang ditumbuhi oleh tumbuhan yang berbeda. Ada yang 

menjadi lahan kebun-kebun anggur, dan tanaman-tanaman persawahan dan 

ada juga yang menjadi lahan bagi perkebunan pohon kurma yang bercabang 

dan yang tidak bercabang. Semua kebun dan tumbuhan itu disirami dari aliran 

ungai yang sama lalu tumbuh berkembang dan berbuah pada waktu tertentu. 

Namun demikian Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian 

yang lain dalam rasanya demikian juga dalam besar dan kecilnya, warna dan 

bentuknya serta perbedaan-perbedaan yang lain. 

Adapun pendapat kedua memahami bahwa qiṭ’un mutajāwirāt adalah 

perkampungan, kota atau negeri yang memilki jarak atau letak yang 

 
153 Abū Muḥammad ‘Abd al-Raḥman bin Muḥammad Ibn abī Ḥātim, Tafsīr Al-Qur’ān Al-

‘Aẓīm Li Ibn Abī Ḥātim, Juz VII, Cet. III (Saudi Arabia: Maktabah Nazār Muṣtafā al-Bāz, 1418). h. 
2219. 

154 Abū Ja’far al-Tirmiżī Muḥammad bin Aḥmad bin Naṣr Al-Tirmiżī, Al-Juz’ Fīh Tafsīr Al-
Qur’ān Bi Riwāyah Abī Ja’far Al-Tirmiżī, Cet. I (Madinah: Maktabah al-Dār, 1988). h. 104. 

155 Abū ‘Abdillāh bin Sa’īd bin Masrūq Al-Ṡawrī, Tafsīr Al-Ṡawrī, Cet. I (Beirut: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyah, 1983).150. 

156 Jabīr. h. 403. 
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berdekatan berdekatan sehingga dapat yang terhubung dan terkoneksi satu 

sama lain. Pendapat ini sebagaimana yang di sebutkan oleh ‘Abd al-Razzāq al-

Ṣan’ānī,157 al-Wāḥidī,158 al-Suyūtī,159 Abū Ḥayyān al-Andalusī,160 dll. 

Dengan pemahaman ini, maka ayat terebut menjelakan bahwa terdapat 

negeri-negeri yang subur, terdapat pula yang tandus. Padahal negeri-negeri 

tersebut mendapatkan porsi air yang sama., Negeri-negeri yang memilki tanah 

subur dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Sedangkan negeri-

negeri yang tandus belum bisa memenuhinya. Hal ini kemudian dipertegas 

dari keterangan Ibnu ‘Abbās yang menyatakan bahwa kalimat nufaḍḍilu 

ba’ḍahā ‘ala ba’din menunjukkan makna kelebihan atas ketersediaan 

makanan.161 Dengan demikian ayat ini juga mengisyaratkan bahwa hendaklah 

negeri yang cukup dari segi pangan tersebut membantu pasokan pangan 

kepada negeri yang membutuhkannya. 

Terlepas dari perbedaan kedua perbedaan pemahaman tersebut, yang 

jelas bahwa kata mutajāwirāt menunjukkan makna qarb (dekat), sehingga 

kata tersebut diartikan dengan berdampingan. Meskpiun objek yang 

“berdampingan” yang ditunjuknya dipahami berbeda, apakah lahan (kebun) 

atau negeri dan perkampungan. 

5. Penyimpangan 

 
157 ‘Abd al-Razāq bin Hammām Al-Ṣan’ānī, Tafsīr ‘Abd Al-Razāq, Juz II, Cet. I (Beirut: Dār 

al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1919). h. 227. 

158 Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad Al-Wāḥīdī, Al-Wasīṭ Fī Tafsīr Al-Qur’ān Al-Majīd, JUz III 
Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994). h. 4. 

159 Al-Suyūṭī, Al-Dūr Al-Manṡūr Fī Tafsīr Bi Al-Ma’ṡūr. Juz IV, h. 203. 

160 Al-Andalusī. Juz IV, h. 348. 

161 Abū ‘Abdullāh bin Wahb, Tafsīr Al-Qur’ān Min Al-Jāmi’ Li Ibn Wahb, Cet. I (Dār al-Garb 
al-Islāmī, 2003). h. 43. 
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Menurut Aḥmad Mukhtār, kata jāir yang terdapat pada QS al-Naḥl/16: 9 

merupakan ism fail yang berbentuk tunggal (mufrad) dari kata jawara.162 yang 

diartikan “jauh dari kebenaran”. Makna ini diperoleh dari pemahaman bahwa 

sebagaimana makna al-jār adalah yang rumah-rumah yang berdekatan 

(tetangga) menunjukkan bahwa rumah yang menjadi tetangganya berarti 

bukan rumahnya. Rumah itu merupakan milik orang lain. Dari makna ini 

kemudian muncul makna menyimpang, yaitu seuatu yang bukan menjadi hak 

atau kepemilikannya.163 Selanjutnya, kata ini kemudian digunakan secara 

umum untuk menunjukkan makna melenceng dari haknya atau keluar dari 

kelurusan.   

Selain iyu, akar kata jawara yang menunjukkan makna perjalanan yang 

jauh164 atau jauh dari tujuan.165 Dari makna ini juga muncul makna kezaliman 

(jā’ir), seperti penggunaannya pada QS al-Naḥl/16: 9 menujukkan makna jalan 

yang jauh dari kebenaran.166 Dalam konteks penggunaan kata ini, orang yang 

menempuh perjalanan jauh atau tersesat dalam perjalanan, membutuhkan 

teman perjalanan atau penlong untuk menuju tujuan yang dituju. Penggunaan 

jāir pada ayat ini menunjukkan makna “melenceng” dari jalan yang 

sebenarnya. Allah swt berfirman. 

ى
َ
يْله  قَصْد   الٰلّه  وَعَل به

نْهَا  السَّ وْ    جَاۤىِٕر   وَمه
َ
مْ  شَاۤءَ  وَل

 
هَدٰىك

َ
يْنَ  ل جْمَعه

َ
 ࣖ   ا

Terjemahnya: 

 
162 ‘Umar. Juz I, h. 419. 

163 Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amrū Al-Zamakhsyarī, Asās Al-Balāqah, Juz I, Cet. I 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998). h. 155. 

164Abū al-Ḥusaīn Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, Mu’jam Maqāyīs al-Lugah, Juz I (t.tp; 
Dār al-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 493. 

165Jamāl al-Dīn Ibnu Manẓūr, Lisān al-´Arab, Juz IV (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), 
h. 153. 

166Abū al-Qāsim al-Ḥusain Bin Muḥammad al-Raāgib al-Aṣfahānī, al-Mufradāt fī Garīb 
al-Qur’ān (Cet. I; Beirut: Dār al-Qalām, 1412 H), h. 211 
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Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) 
yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk 
kamu semua (ke jalan yang benar).(QS al-Naḥl/16: 9).167 

Menurut Ibnu Qutaibah, melencengnya sesuatu dari jalannya merupakan 

keadaan yang tersesat, yaitu tidak adanya petunjuk tentang sesuatu. 

Sebagiamana berbagai jenis angkutan yang disebutkan pada ayat sebelumnya, 

apabila tidak  bukakan jalan (petunjuk) di atas muka bumi oleh Allah swt, 

maka berbagai alat transportai tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh 

manusia. 

Al-Zuḥailī mengemukakan bahwa ayat ini merupakan peringatan 

terhadap kesimpangsiuran jalan-jalan yang menyimpang. Pada jāir 

terkandung makna berupa peringatan bahwa di antara jalan-jalan, ada yang 

melenceng dan membawa menuju  kesesatan dan penyimpangan. Oleh sebab 

itu, jalan lurus adalah Islam, sedangkan jalan yang melenceng adalah agama-

agama selain Islam, karena Islam telah menghapusnya. juga, karena Islam 

adalah agama tauhid dan fitrah yang diridhi Allah swt untuk para hamba-

Nya,168 sebagaimana Firman-Nya. 

مْ  قه
َ
يْنه   وَجْهَكَ   فَا لد ه يْفًا    له طْرَتَ   حَنه يْ   الٰلّه   فه ته

َّ
يْهَا    النَّاسَ   فَطَرَ   ال

َ
ا  عَل

َ
   ل

َ
يْل قه   تَبْده

ْ
ل خَ  ذٰلهكَ    الٰلّه   له

يْن   م    الد ه قَي ه
ْ
نَّ  ال كه

ٰ
ثَرَ  وَل

ْ
ك

َ
ا النَّاسه  ا

َ
وْنَ   ل م 

َ
  يَعْل

Terjemahnya: 

Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) 
fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) 
itu.588) Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama 
yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS al-Rūm/30: 
30)169 

 
167 Kementerian Agama RI. h. 268. 

168 Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-Manhaj. Juz XIV, h. 
91-92. 

169 Kementerian Agama RI. h. 407. 
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Maksud fitrah Allah pada ayat ini adalah ciptaan Allah Swt. Manusia 

diciptakan Allah swt dengan naluri beragama, yaitu agama tauhid. Jadi, 

manusia yang berpaling dari agama tauhid telah menyimpang dari fitrahnya. 

Allah swt "berkomitmen" sebagai bentuk karunia dan kemuliaan dari-Nya, 

untuk menjelaskan jalan yang lurus, yaitu Islam. Allah juga memperingatkan 

agar jangan mengikuti jalan-jalan yang bengkok dan menyimpang dari 

kebenaran. Jalan-jalan yang bengkok dan menyimpang adalah semua agama 

selain Islam dan hawa nafsu. 
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BAB IV 

URGENSI DAN IMPLEMENTASI AL-JᾹR DALAM Al-QUR’AN 

A. Fungsi Al-Jār dalam Al-Qur’an 

1. Memerintahkan  untuk Berbuat Baik kepada Tetangga 

Al-Qur’an memposisikan tetangga pada kedudukan yang tinggi. Perintah 

untuk berbuat baik kepada tetangga  pada QS al-Nisā’4: 36 disebut bersamaan 

dengan perintah menyembah Allah swt. Hal menunjukkan bahwa berbuat baik 

kepada tetangga merupakan salah satu perintah dasar dalam Islam. 

وا د  ا الٰلَّ  وَاعْب 
َ
وْا وَل

 
ه   ت شْرهك ا به ٔـً وَالهدَيْنه  شَيْ

ْ
ال به

حْسَانًا وَّ ى اه ذه به
  وَّ

ْ
يَتٰمٰى  رْبىٰق  ال

ْ
يْنه  وَال مَسٰكه

ْ
 وَال

جَاره 
ْ
ى وَال رْبٰى ذه ق 

ْ
جَاره   ال

ْ
ن به  وَال ج 

ْ
به  ال احه جَنْْۢبه  وَالص َّ

ْ
ال يْله   وَابْنه  به به

تْ  وَمَا السَّ
َ
ك

َ
مْ  مَل

 
يْمَان ك

َ
     ا

نَّ  ا الٰلَّ  اه
َ
بُّ  ل حه

انَ  مَنْ  ي 
َ
ا ك

ً
تَال خْ وْرًا   م    فَخ 

Terjemahnya: 

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, 
anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, 
teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat 
membanggakan diri.1 

Argumentasi tersebut dipertegas dalam hadis bahwa salah satu bukti 

keimanan seseorang ialah memperlakukan tetangganya dengan baik. Allah 

telah memerintahkan untuk menjaga dan memelihara hak-hak mereka, 

bahkan Allah berwasiat untuk menjaga kehormatan mereka dengan tidak 

mengungkapkan aib mereka.2 

يعَنْيي يعًا يجََِ يحُجْرٍ، يبْنُ يوَعَلِيُّ يسَعِيدٍ، يبْنُ بَةُ يوَقُ تَ ي ْ يأيَُّوبَ، يبْنُ ييََْيََ ثَ نَا حَدَّ
ثَ نَايإِسْْاَعِيلُ،ييييإِسْْاَعِيلَيبْنِيجَعْفَرٍ،يقَالَيابْنيُ قَالَ:يأَخْبَ رَنِيالْعَلًَءُ،ييأيَُّوبَ:يحَدَّ

 
1 Kementerian Agama RI. h. 84. 

2 Al-Qurṭubī. Juz V, h. 183. 
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يرَسُولَياِللهيصلَّىياللهيعَلَيْهِيوَسَلَّمَيقاَلَ:يلَاييَدْخُلُي عَنْيأبَيِهِ،يعَنْيأَبِيهُرَيْ رَةَ،يأَنَّ
 3رواهيمسلم() الْجنََّةَيمَنْيلَاييََمَْنُيجَارهُُيبَ وَائقَِهيُ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Yaḥya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa’īd dan 
‘Alī bin Ḥujr, (mereka meriwayatkan) dari Ismā’īl bin Ja’far, Ibnu Ayyūb 
berkata, telah  menceritakan kepada kami  Ismā’īl, dia berkata, telah 
mengabarkan kepada kami al-‘Alā’, dari ayahnya, dari Abū Hurairah, 
bahwasanya Rasulullah saw berabda: Tidak masuk surge barangsiapa yang 
tengganya tidak merasa aman dari perilakunya. (HR Muslim) 

Berbuat baik kepada tetangga adalah berbuat baik kepada mereka yang 

mempunyai hubungan kedekatam, baik itu kedekatan domisili, kedekatan 

nasab atau kedekatan agama. Cara berbuat baik kepada tetangga dekat adalah 

dengan membantu, mengikat tali persahabatan, saling mengasihi, dan 

menciptakan kebahagiaan bersama mereka.4 

2. Mendorong untuk Memberikan Pertolongan, Perlindungan dan 

Bertoleransi 

Beberapa ulama tafsir memahami bahwa perlindungan, pertolongan dan 

jaminan kemananan yang dimaksud pada QS al-Taubah/9: 6  adalah bersifat 

umum, baik dalam tujuan-tujuan yang bersifat agama, politik, maupun 

perdagangan. Inti dari ayat ini adalah bahwa siapa saja yang datang dari dār 

al-ḥarb (negeri non muslim) ke dār al-islām (negeri muslim),5 baik untuk 

membawa sebuah pesan, untuk tujuan berdagang, meminta berdamai atau 

gencatan senjata, membayar jizyah atau tujuan-tujuan lainnya,6 selama tidak 

melanggar aturan dan norma yang berlaku.  

 
3 Al-Naisabūrī. Juz I, h. 68. 

4 Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-Manhaj. Juz V, h. 67. 

5 Ismā’il Ḥaqqī bin Muṣṭafā, Ruḥ Al-Bayān, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr). h. 389. 

6 Kaṣīr.Juz IV, h. 113. 
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Pemberian rasa aman dan perlindungan tersebut merupakan puncak 

dari perlakuan yang diajarkan Islam terhadap kaum Musyrik sekaligus puncak 

dari segala puncak adalah pengawalan dan penjagaan yang diberikan kepada 

orang Musyrik.7 Hal ini menunjukkan bahwa betapa agama Islam datang 

sebagai rahmat kepada semesta, termasuk kepada yang tidak memeluk dan 

mempercayai ajaran-ajarannya. Dengan ayat ini, Allah swt bahkan 

mennyampaikan hal tersebut dalam bentuk perintah (fi’il amr) untuk 

memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi non-muslim yang 

memintanya. 

نْ  حَد    وَاه
َ
نَ   ا يْنَ   م ه شْرهكه م 

ْ
رْه    اسْتَجَارَكَ   ال جه

َ
مَ   يسَْمَعَ   حَتٰى  فَا

ٰ
ل
َ
مَّ   الٰلّه   ك غْه    ث  بْله

َ
مَنَه    ا

ْ
مْ   ذٰلهكَ    مَأ نَّه 

َ
ا   به

ا قَوْم  
َّ
م   ل

َ
 ࣖ  وْنَ يَعْل

Terjemahnya: 

Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta 
pelindungan kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supaya 
dapat mendengar firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang 
aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum 
yang tidak mengetahui.8 

  Al-Sya‘ārāwī menggarisbawahi struktur kalimat ayat di atas. 

Menurutnya jika menggunakan kebiasaan struktur bahasa Arab, maka ayat 

tersebut seharusnya mendahulukan kata istajāraka (meminta pertolongan) 

kemudian aḥad (seseorang), bukan sebaliknya. Adapun mengapa ayat ini 

mengubah susunannya, yakni mendahulukan kata aḥadun (seseorang) 

kemudian istajāraka (meminta pertolongan) bahwa sebenarnya ayat ini 

menggambarkan adanya dua hal, yaitu “seseorang” dan “permintaan 

pertolongan”. Pertanyaann yang dapat muncul adalah apakah permintaan 

pertolongan itu yang memperkenalkan siapa yang meminta ataukah yang 

 
7 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Juz V, h. 534. 

8 Kementerian Agama RI. h. 187. 
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meminta yang memperkenalkan permohonannya. Al-Sya’awī memberi sebuah 

ilustrasi seba dengan pengawas perbatasan boleh jadi terlebih dahulu 

mendengar teriakan meminta tolong sebelum melihat siapa yang memintanya 

dan boleh jadi juga melihat terlebih dahulu yang memintanya baru kemudian 

mendengar apa yang dimohonkannya. Ayat ini mendahulukan penyebutan 

seseorang yang meminta itu (ahadun) baru kemudian permintaannya 

(istajāraka) untuk mengisyaratkan bahwa sebelum memenuhi permintaan 

yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengetahui benar tentang siapa 

yang meminta. Jangan sampai ia berpura-pura meminta pertolongan padahal 

tujuannya mencelakakan umat Islam.9 Demikian sebagaimana konteks 

pembicaraan QS al-Taubah/9: 6 yang membicarakan “konflik” dan interaksi 

kaum Muslimin terhadap orang-orang Musyrik.ي 

Contoh penerapan pemahaman di atas sebagaimana kisah ketika ada dua 

utusan Musailamah al-Każżāb datang menemui Rasulullah saw. Rasulullah 

saw terlebih dahulu bertanya kepada tentang keimanan keduanya kemudian 

menerimanya sebagai utusan. 

يميَ يبْنِ ياللََِّّ يعَبْدِ يعَنْ يوَائِلٍ، يأَبِ يعَنْ يعَاصِمٍ، يعَنْ ، يالْمَسْعُودِيُّ ثَ نَا سْعُودٍ،يحَدَّ
يلِمُسْيلِمَةيَقَالَ:يقَدْيجَاءَيابْنُيالن َّوَّاحَةِيوَا يصَلَّىييإِلََيبْنُيأثََُلٍيرَسُولَيْنِ يرَسُولِياللََِّّ

يي يصَلَّىياُللهيعَلَيْهِيوَسَلَّمَ:ي»تَشْهَدَانِيأَنِِِ اُللهيعَلَيْهِيوَسَلَّمَيفَ قَالَيلََمَُايرَسُولُياللََِّّ
؟«يفَ قَالَا: يفَ قَاليَيرَسُولُياللََِّّ يمُسَيْلِمَةَيرَسُولُياللََِّّ يصَلَّىينَشْهَدُيأَنَّ ييرَسُولُياللََِّّ

يوَرُسُلِهِيلَوْيكُنْتُيقَاتِلًًيرَسُولًايلَقَتَ لْتُكُمَااللهيُعَلَيْهِيويَ )رواهيابوي سَلَّمَ:يآمَنْتُيبِِللََِّّ
 10داود(

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami al-Mas’ūdīy, dari ‘Ᾱṣim, dari Ibnu Wāil, 
dari ‘Abdullāh bin Mas’ūd, dia berkata: Telah datang kepada Rasulullah saw 

 
9 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jilid V, h. 533. 

10 Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṡ Al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, Juz I (Beirut: al-
Maktabah al-‘Aṣriyah). h. 202. 
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Ibnu al-Nawwāḥah dan Ibnu Uṡāl sebagai utusan dari Musailamah. 
Rasulullah bertanya kepada keduanya, “Apakah kalian bersaksi 
bahwasanya saya adalah utusan Allah swt?”, keduanya menjawab, “Tidak”. 
Rasulullah saw bersabda, “Demi Allah dan Rasul-Nya, seandainya 
diperbolehkan untuk membunuh utusan, maka saya akan membunuh 
kalian berdua” (HR Abū Dāwud) 

Terlepas dari  konteks ayat QS al-Taubah/9: 6,  berbicara tentang kaum 

Musyrik, lafaz umum ayat tetap menjadi garis besar kandungan ayat. Hal ini 

sebagaimana kaidah al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabāb.11 Dengan 

demikian ayat ini menunjukkan bahwa apabila ada yang datang untuk 

meminta jaminan atau bahkan tinggal berdampingan dengannya,12 apapun 

asal usulnya,13 wajib hukumnya untuk diberikan perlindungan. Dengan syarat 

bahwa perlindungan tersebut diberikan kepada siapapun selama taat kepada 

aturan14 dan tidak melanggar norma yang berlaku. 

Ayat ini menjadi bukti bahwa kendati seseorang itu non-muslim selama 

tidak bermaksud jahat kepada kaum muslimin, mereka pun adalah manusia 

yang berhak memperoleh perlindungan, bukan saja menyangkut nyawa dan 

harta benda mereka, tetapi juga menyangkut kepercayaan dan keyakinan 

mereka. Ayat ini juga menunjukkan betapa Islam memberi kebebasan berpikir 

serta membuka peluang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk menemukan 

kebenaran dan dalam saat yang sama memberi perlindungan kepada mereka 

yang berbeda keyakinan, selama mereka tidak mengganggu kebebasan 

berpikir dan beragama pihak lain. Dengan demikian, ayat ini sekaligus menjadi 

 
11 Sa’dī. h. 11. 

12 Muḥammad bin al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Ᾱsyūr, Al-
Taḥrīr Wa Al-Tanwīr, Juz X (Tunis: al-Dār al-Tūnisiyah, 1984). H. 118. 

13 Jabīr. h. 364. 

14 Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi’ī, Tafsīr Al-Imām Al-Syāfi’ī, Jux II Cet. I 
(Saudi Arabia: Dār al-Tadmiriyah, 2006). h. 903. 
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bukti bahwa membunuh, menawan, dan mengintai yang diperintahkan oleh 

ayat yang lalu hanya berlaku terhadap mereka yang memusuhi umat Islam. 

3. Menunjukkan Tidak Adanya Pelindung dan Penolong Kecuali Allah Swt 

Berbagai informasi dari ayat-ayat jār di dalam Al-Qur’an yang 

menunjukkan bahwa Allah swt me rupakan satu-satunya pelindung. QS al-

Mu’minūn/23/88 menyampaikan bahwa Allah swt merupakan satu-satunya 

“penolong dan pelindung” yang dapat menyelamatkan seseorang  dari azab 

dan siksa nereka di Hari Kemudian. Pada hari tersebut, tidak ada yang dapat 

melindingi dari azab selain perlindungan dan pertolongan-Nya. 

Informasi serupa juga diperoleh dari QS Mulk/67: 28. Kata yujīru pada 

QS al-Mulk/67: 28 didahului dengan istifham yang menunjukkan peniadaan.15 

Dengan demikian, ayat tersebut menyampaikan bahwa tidak ada yang dapat 

memberikan perlindungan kepada orang-orang kafir dari azab Allah swt, 

 
ْ

ل مْ  ق  رَءَيْت 
َ
نْ  ا نه  اه

َ
ك

َ
هْل

َ
يَ  وَمَنْ  الٰلّ   يَ ا عه وْ  مَّ

َ
مَنَا   ا يْر  يُّ   فَمَنْ  رَحه يْنَ  جه ره فه

ٰ
ك

ْ
نْ   ال يْم   عَذَاب    مه له

َ
   ا

Terjemahnya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tahukah kamu jika Allah mematikan aku 
dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami 
(dengan memperpanjang umur kami,) lalu siapa yang dapat melindungi 
orang-orang kafir dari azab yang pedih?”16  

Di dalam QS al-Jinn/72: 22 Allah swt menafikan segala perlindungan 

pertolongan selain dari-Nya. Pada ayat tersebut, kata yujīranī yang didahului 

hurun nafī (lan) menunjukkan ketidakmungkinan.17 Dengan demikian, ayat 

tersebut menginformasikan bahwa tidak mungkin seorangpun yang dapat 

melindungi dan menolongnya  saat ini dan dan dimasa depan kecuali Allah swt 

 
15 Maḥy al-Dīn bin Aḥmad Muṣṭafā Darwisy, I’rāb Al-Qur’ān Wa Bayānuh, Juz X, Cet. IV 

(Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1415). h. 162. 

16 Kementerian Agama RI. h. 564. 

17 Al-Bayātī. h. 215. 
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sebagai satu-satunya pelindung dan penolong yang paling sempurna.18 

Sebagaimana kata multaḥadan (yang diserta dengan huruf tā’) pada ayat 

tersebut bertujuan menggambarkan kesempurnaan tempat berlindung 

tersebut.19 

 
ْ

ل يْ  ق  ه
ن  نْ  اه

َ
يْ   ل يْرَنه جه

نَ  يُّ حَد    الٰلّه  مه
َ
نْ  ە    ا

َ
ل دَ  وَّ جه

َ
نْ   ا ه   مه وْنه تَحَدًا  د 

ْ
ل      م 

Terjemahnya: 

Katakanlah, “Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat 
melindungiku dari (azab) Allah dan aku tidak akan memperoleh tempat 
berlindung selain-Nya. (QS al-Jinn/72: 22)20 

Berdasarkan informasi dari kandungan ayat-ayat di atas, maka diperoleh 

argumentasi yang kuat bahwa Allah swt merupakan pelindung yang tunggal. 

Ketika Dia berhendak untuk melindungi seseorang, maka tidak yang dapat 

menghalanginya. Begitupun sebaliknya, ketika Dia tidak memberikan 

perlindungan dan pertolongan terhadap seseorang, maka tidak ada satupun 

yang dapat memberikan perlindungan, kecuali dari-Nya. 

B. Implementasi Ayat-Ayat Al-Jār dalam Kehidupan  

Selain untuk menunjukkan kekuasaan Allah swt, ayat-ayat jar dalam Al-

Qur’an memuat perintah dan banyak isyarat  dalam praktik ibadah sosial. 

Ayat-ayat tersebut di antaranya terdapat perintah untuk berbuat baik dan 

hidup rukun kepada tetangga. Beberapa hikamh dari kandungan ayat-ayat jār 

dalam Al-Qur’an berkairan erat dengan kehidupan sosial dalam 

bermasyarakat.  

 

 

 
18 Abū Ja’far Aḥmad bin Muḥammad Al-Nuḥḥās, I’rāb Al-Qur’ān, Juz V, Cet. I (Beirut: Dār 

al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1421). h. 36. 

19 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jilid XIV, h. 502. 

20 Kementerian Agama RI. h. 573. 
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1. Kewajiban untuk Mememnuhi Hak-Hak Tetangga 

Cara untuk berbuat baik kepada tetangga banyak ragamnya. Di 

antaranya adalah dengan cara membantu keperluannya jika memang tetangga 

tersebut miskin, bergaul dengan mereka dengan cara yang baih tidak 

melakukan perbuatan yang dapat menyakiti mereka, memberikan hadiah 

kepada mereka, mengajak mereka makan bersama, menziarahi mereka, 

menjenguk mereka apabila ada yang sakit, dan lain-lain.21 Bahkan Rasulullah 

saw mrmbrikan tuntunan yang detail terkait salah satu bentuk perbuatan 

dalam memperlakukan tetangga. Tunanan tersebut sebagaimana ketika beliau 

memerintahkan Abū Żar al-Gifarī untuk memperbanyak kuah masakannya. 

ثُي يبْنَيالصَّامِتِ،ييََُدِِ عَيعَبْدَياللََِّّ ثَ نَايأبَوُيعِمْرَانَ،يسَِْ ثَ نَايشُعْبَةُ،يقَالَ:يحَدَّ حَدَّ
يصَلَّي ،يقَالَ:يقَالَيرَسُولُياللََِّّ ةًي:ي»إِذَايصَنَ عْتَيمَرَقيَىياللهيُعَلَيْهِيوَسَلَّميَعَنْيأَبِيذَرٍِ

يمَاءَهَايثَُّيانيْ يبِعَْرُوفيٍفأََكْثِرْ هَا يمِن ْ هُمْ يفأََصِب ْ يجِيراَنِكَ يبَ يْتٍيمِنْ يأَهْلَ رواهي)يظرُْ
 22ابويداود(

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dia berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abū ‘Imrān, dia telah mendengarkan dari ‘Abdullāh bin al-
Ṣāmit, dia menceritakan tentang Abū Żar, Rasulullah saw berabda:Jika 
kamu memasak sup, maka perbanyaklah kuahnya kemudian perhatikan 
(penghuni) tetanggamu lalu berikanlah sebagian (sup tersebut) kepada 
mereka dengan cara yang baik (HR Abū Dawud) 

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw sangat menitik beratkan 

akhlak yang baik terhadap tetangga dengan mencintai mereka, 

memperlakukan mereka dengan baik dan membantu mereka dalam 

memenuhi kebutuhan mereka. Seorang tetangga bisa tersakiti sebab bau 

makanan lezat yang dimasak oleh tetangganya. Mungkin saja tetangga lainnya 

 
21 Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-Manhaj. Juz V, h. 67-

68. 

22 Al-Sijistānī. Juz I, h. 360. 
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memiliki anak-anak sehingga membangkitkan keinginan orang-orang miskin 

di antara mereka serta semakin memperbesar rasa sakit orang yang 

menciumnya dan membebani mereka terutama jika para tetangga itu lemah 

dalam ekonomi. Melalui hadis ini Rasulullah saw juga hendak mengingatkan 

bahwa urusan yang paling ringan sekalipun harus bersikap lemah lembut 

kepada para tetangga serta menganjurkan melebihkan pemberian dari 

sesuatu yang tidak berharga yang mana beliau analogikan dengan air (kuah 

sup).23 

Berbuat baik kepada tetangga dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat 

hidup bersama dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai 

persahabatan, dan keharmonisan kebebasan untuk menjalankan prinsip 

kebersamaan masing-masing dengan tidak saling mengganggu, mencurigai, 

dan prasangka buruk baik untuk beribadah maupun dalam bentuk-bentuk di 

luar ibadah, memberikan hadiah, memberi salam, berwajah cerah ketika 

berjumpa, mencari tahu jika tidak kelihatan, membantunya ketika 

memerlukan bantuan, mencegah berbagai macam gangguan, material maupun 

inmaterial, menghendaki kebaikannya, memberikan nasehat terbaik, 

mendoakannya, bermuamalah dengan santun, menutupi kekurangan dan 

kesalahannya dari orang lain. Agama yang mengatur hubungan hamba dengan 

Rabb-nya dan hubungan antar hamba dengan keserasian dan keselarasan 

yang sempurna. Sikap ramah terhadap tetangga sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari tanpa melihat golongan, suku dan agama. Tetangga 

merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekalah orang 

 
23 Al-Qurṭubī. Juz V, h. 183-185. 
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pertama yang mengetahui jika ditimpa musibah dan paling dekat untuk 

dimintai pertolongan dalam kesulitan.24 

Nabi Muhammad saw memberikan contoh bagaimana memenuhi hak-

haknya tetangga. Rasulullah saw suatu ketika datang untuk menjenguk 

tetangganya ketika sedang terbaring sakit, meskipun tetangga tersebut 

seorang Yahudi. 

يمُيَُ ثَ نَا يحَدَّ يعَمْروٍ، يأَبِ يبْنُ يعَمْرُو ي يجَدِِ ثَ نَا يحَدَّ يعَرُوبةََ، يأبَوُ يبْنُيأَخْبَ رَنِ دُ مَّ
ثَ نَايعَلْقَمَةُيبْنُيمَرْثَدٍ،يعَنِيابْنِيبُ رَيْدَةَ،يعَنْيأبَيِهِ،يي ،يعَنْيأَبِيحَنِيفَةَ،يحَدَّ الَُْسَيْنِ

يقَالَ:يكُنَّايجيُ ،يفَ قَالَ:ي»اذْهَبُوايبنَِاييصَلَّىياُللهيعَلَيْهِيوَسَلَّميَلُوسًايعِنْدَيرَسُولِياللََِّّ
يي نَاهُ،يفَ قَالَ:يكَيْفَيأنَْتَييََيفُلًَنُ«ي؟يفَسَألََهُ،يي.نَ عُودُيجَارَنََيالْيَ هُودِيَّ قَالَ:يفأَتََ ي ْ

ياللََّّيُ «ي.يثَُّيقَالَ:ييََيفُلًَنُ،ياشْهَدْيأَنْيلَايإِلَهَيإِلاَّ يرَسُولُياللََِّّ فَ نَظَرَيالرَّجُلُييي،يوَأَنِِِ
يأبَيِ ييكَُلِِمْهُ،يإِلََ يفَ لَمْ يرأَْسِهِ يعِنْدَ يوَهُوَ يقَالَ: يثَُّ يسَكَتَ يثَُّ ييُكَلِِمْهُ، يفَ لَمْ هِ،

ي.يف يَ يرَسُولُياللََِّّ ُ،يوَأَنِِِ ياللََّّ قَالَييفَسَكَتَ،يفَ قَالَ:ييََيفُلًَنُ،ياشْهَدْيأَنْيلَايإِلَهَيإِلاَّ
.يييََيبُ نََّ.يفَ قَالَ:يأَشْهَديُلَهُيأبَوُهُ:ياشْهَدْيلَهيُ ُ،يوَأنََّكَيرَسُولُياللََِّّ ياللََّّ يأَنْيلَايإِلَهَيإِلاَّ

يالَّذِييأَعْتَقَيرَقَ بَةًيمِنَيالنَّاري 25)رواهيابنيالسن(يفَ قَالَ:يالََْمْدُيللََِّّ
 

Artinya: 

Telah mengabarkan kepadaku Abū ‘Arūbah, telah menceritakan kepada 

kami kakekku ‘Amrū bin Abī ‘Amrin, telah menceritakan kepada kami 

Muḥammad bin al-Ḥusain, telah menceritakan kepada kami Abū Ḥanīfah, 

telah menceritakan kepada kami ‘Alqamah bin Marṡad, dari Abī Buraidah, 

dari ayahnya, dia berkata, “Kami pernah duduk bersama Rasulullah saw”, 

beliau pun bersabda, “Mari kita jenguk tetangga Yahudi kita ini” Kami pun 

menjenguknya. Lalu beliau bertanya (kepadanya), “Bagaimana keadaanmu 

wahai fulan?” Nabi saw pun menanyainya lagi lalu berkata kepadanya, “Hai 

fulan, bersaksilah tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah” Ia 

pun memandang ayahnya dan ayahnya tidak berbicara kepadanya, ia pun 

hanya diam. Ayahnya saat itu ada di dekat kepalanya tanpa berbicara 

padanya, ia pun hanya diam. Nabi saw berkata lagi, “Hai fulan, bersaksilah 

tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah” Ayahnya pun berkata 

 
24 Ahmad, Pundi, and Hafid. h. 9. 

25 Aḥmad bin Muḥmmad bin Isḥāq Ibn Al-Sunnī, ‘Amal Al-Yaum Wa Al-Lail Al-Sulūk 
(Jeddah: Dār al-Qiblah li al-Ṡaqāfah al-Islāmī). h. 504. 
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kepadanya, “Bersaksilah untuknya wahai anakku”. Ia pun berkata, “Aku 

bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya kamu adalah 

utusan Allah”. Nabi saw pun bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah 

membebaskan leher seorang hamba dari api neraka”. (HR Ibnu Sunnī) 

Hadis tersebut menggambarkan bahwa betapa Rasulullah saw sangat 

memuliakan tetangganya, kendati ia non-muslim. Selain itu, Rasulullah saw 

juga senantiasa menghendaki kebaikan kepada tetangganya. 

Di Indonesia, hukum tetangga lahir ditengah kehidupan bermasyarakat 

untuk mengatur dan membatasi hak dan kewajiban dalam bertetangga. Hak 

servituut atau pengabdian pekarangan atau dalam bahasa Belanda dikenal 

sebagai dienstbarkeit yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

berarti easement merupakan suatu hak yang lahir karena adanya dua 

pekarangan yang berdekatan dan merupakan pelaksanaan dari adanya fungsi 

sosial atas suatu tanah.26  

Adanya hak servituut ini kemudian menjadi suatu pembatas atas hak 

milik yang berimplikasi pada terbatasnya suatu perbuatan yang dapat 

dilakukan pemilik tanah atas suatu tanah. Salah satu hak servituut adalah hak 

mengenai jalan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek. Ketentuan mengenai 

hukum tetangga ini dapat dilihat pada Buku Kedua Burgerlijk Wetboek tentang 

Hak dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan yang Bertetangga. Pasal 

625 Burgerlijk Wetboek menyebutkan bahwa: ”Para pemilik pekarangan yang 

bertetangga mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain, baik yang timbul 

karena letak pekarangan menurut alam, maupun karena ketentuan perundang-

undangan.”27 

 
26 Rezky Amalia and others, ‘The Devlopment of Law Neighbor Law in Indonesia’, Jurnal 

Bina Mulia Hukum, 8.1 (2023). h. 64 

27 Amalia and others. h. 64-65. 
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Dengan adanya ketentuan tersebut, dapat diketahui timbulnya hukum 

tetangga baik karena letak pekarangan menurut alam maupun karena undang-

undang. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut terkait dengan hukum tetangga 

dapat digolongkan sebagai berikut.28  

a. Ketentuan mengenai pengaliran dan pemakaian air yang mengalir; 

b. Ketentuan mengenai pembuatan tanda-tanda perbatasan dan penutupan 

pekarangan; 

c. Ketentuan mengenai tembok-tembok milik bersama; 

d. Ketentuan mengenai pembatasan dari hak eigendom; dan 

e. Ketentuan mengenai jalan keluar (sebagai jalan darurat) dan jalan tetangga. 

Selain ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dalam hukum tetangga 

dikenal juga adanya pengabdian pekarangan atau hak servituut. Hak servituut 

diatur di dalam Bab VI tentang Pengabidan Pekarangan mulai dari Pasal 674 

sampai Pasal 710 Burgerlijk Wetboek. Hak servituut atau pengabdian 

pekarangan akan menimbulkan hak bagi orang lain untuk menggunakan 

pekarangan tersebut. Pada awalnya, hak milik merupakan hak yang terpenuh 

dan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Namun, telah berkembang asas 

kemasyarakatan sehingga pelaksanaan hak milik terbatas pada hak yang 

dimiliki oleh orang lain dan dengan memperhatikan kepentingan umum. Salah 

satu konsepsi atas pembatasan hak milik ini dapat terlihat dengan adanya 

ketentuan mengenai hukum tetangga dan hak servituut atas suatu 

pekarangan. Hak servitut merupakan suatu beban yang dibebankan atas suatu 

pekarangan berdekatan. Dengan adanya hak servituut, maka terdapat suatu 

penyimpangan atas hak dalam hukum tetangga yang seharusnya dihormati. 

Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat berupa hak pemandangan 

 
28 H. F. A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1992). 

h. 253-254. 
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keluar, hak untuk mengalirkan, meneteskan dan menyalurkan air, hingga hak 

atas suatu jalan. Pada suatu kasus yang menimbulkan kerugian dalam batasan 

hak milik dalam Putusan Perkara No. 738/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Putusan 

Perkara No. 558/Pdt.G/2019/PN.Mdn, dan Putusan Hoge Raad Nomor 

ECLI:NL:HR:2021:1423, pihak yang melanggar akan diberikan putusan yang 

bersifat aanmaning untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu serta 

pemberian ganti rugi berupa uang kepada pihak yang dirugikan atas tindakan 

yang menyalahi hak servituut tersebut. Namun, walaupun telah diatur 

dalam Burgerlijk Wetboek, masih terdapat kasus atas perbuatan melanggar 

hukum yang kemudian merugikan pihak lainnya.29  

Contohnya yang terjadi Desa Dauh Puri, Kota Denpasar. Hanya 

karena masalah sepele yakni daun pohon mangga masuk ke pekarangan 

tetangga serta mepersoalkan masalah parkir ini pun membuat polisi 

turun tangan. Meskipun pada akhirnya kasus tersebut berhasil 

diselesaikan melalui mediasi sehingga tidak sampai pada proses hukum. 

Konflik tersebut berhasil diselesaikan oleh Polisi Banjar Terunasari, 

Aiptu Made Rudiarta, bersama Bhabinkamtibmas Desa Dauh Puri Kaja, 

Aiptu Supian Salbi, pada 15 September 2023.30  

Kasus-kasus serupa seharusnya tidak terjadi jika menanamkan 

prinsip-prinsip bertetangga sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah 

saw serta mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian 

kehidupan yang harmoni dan tentran akan tercipta di tengah lingkungan 

bermasyarakat, khususnya dalam bertetangga. 

 
29 Amalia and others. h. 65-66. 

30 Aris Wiyanto, ‘Ribut Gara-Gara Daun Mangga Masuk Pekarangan, Dua Tetangga Di 
Denpasar Didamaikan Polisi’, TvOneNews.Com, 2023 <https://www.tvonenews.com/ 
daerah/bali/152791-ribut-gara-gara-daun-mangga-masuk-pekarangan-dua-tetangga-di-
denpasar-didamaikan-polisi> [accessed 7 May 2024]. 
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2. Membantu dan Bersikap Toleran kepada Non-Muslim 

QS al-Taubah/9: 6 secara spesifik memberikan tuntunan dan hukum 

terkait dengan interaksi terhadap orang-orang non muslim di dalam 

kehidupan. Berdasarkan konteks awalnya, ayat tersebut memuat kandungan 

hukum tentang menerima permohonan perlindungan dari non-muslim. 

Sebagaimana yang banyak dicontohkan oleh Rasulullah saw, tidak diragukan 

lagi bahwa Islam sangat menganjurkan sikap toleransi, tolong-menolong, 

hidup yang harmonis dan dinamis di antara umat manusia tanpa memandang 

agama, bahasa, dan ras mereka.  

ا
َ
م   ل

 
يْنَ  عَنه  الٰلّ   يَنْهٰىك ذه

َّ
مْ  ال

َ
مْ  ل

 
وكْ

 
ل قَاته ى ي  يْنه   فه مْ  الد ه

َ
مْ  وَل

 
وكْ ج  خرْه نْ  ي  مْ  م ه

 
يَارهك نْ  ده

َ
مْ  ا وْه    تَبَرُّ

وْ ا ط  قْسه مْ   وَت  يْهه
َ
ل نَّ  اه بُّ  لٰلَّ ا اه حه

يْنَ  ي  طه قْسه م 
ْ
   ال

Terjemahnya: 

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-
orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir 
kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang berlaku adil. (QS al-Mumtaḥanah/60: 8) 

Al-Syaukānī menjadikan ayat tersebut sebagai bukti dan argumentai 

untuk tidak melarang umat Islam berbuat baik kepada kafir ẓimmī,  yaitu 

orang-orang non-muslim yang mengadakan perjanjian dengan umat Islam 

dalam menghindari perperangan dan tidak membantu non-Muslim lainnya 

dalam memerangi umat Islam.31  

Selain itu, Allah swt juga tidak melarang kaum Muslimin untuk bersikap 

adil dalam bermuamalah dengan mereka. Allah tidak melarang umatnya untuk 

berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi mereka dalam 

masalah agama, seperti berbuat baik dalam persoalan perempuan dan orang 

lemah. Berdasarkan hal itu, maka merupakan kewajiban umat Islam untuk 

 
31 Muḥammad bin ‘Ālī bin Muḥammad bin ‘Abdullāh Al-Syaukānī, Fatḥ Al-Qadīr, Juz II, 

Cet. I (Damaskus: Dār Ibnu Kaṡīr, 1414). h. 253. 
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berbuat baik kepada non-muslim, selama mereka tidak memerangi dan 

mengusir umat Islam dari negeri mereka serta tidak membantu orang lain 

untuk mengusir umat Islam dari negeri mereka.  

Bahkan terdapat ancaman Nabi Muhammad saw yang mengancam umat 

Islam yang memerangi non-muslim dengan peringatan keras dan tegas bahwa 

ia tidak memasukkan mereka ke dalam surga.  

يعَبْديُ ثَ نَا يحَدَّ يحَفْصٍ، يبْنُ يقَ يْسُ ثَ نَا ث يَحَدَّ يحَدَّ يعَمْروٍ،ييالوَاحِدِ، يبْنُ يالََسَنُ نَا
يصَلَّىياللهيُ هُمَا،يعَنِيالنَّبِِّ يُعَن ْ يبْنِيعَمْرٍويرَضِيَياللََّّ ثَ نَايمَُُاهِدٌ،يعَنْيعَبْدِياللََِّّ حَدَّ

يلَيَْ يمُعَاهَدًا يقَ تَلَ ي»مَنْ يقَالَ: يوَسَلَّمَ يريََِهَايعَلَيْهِ يوَإِنَّ يالجنََّةِ، يراَئِحَةَ توُجَدُييييرَحِْ
  32)رواهيالبخاري( ةِيأرَْبعَِيَنيعَامًامِنْيمَسِيريَ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Qais bin Ḥafs, telah menceritakan kepada 
kami ‘Abd al-Wāḥid, menceritakan kepada kami al-Ḥasan bin ‘Amrū, 
menceritakan kepada kami Mujāhid, dari ‘Abdullah bin ‘Amrū, dari  Nabi 
saw bersabda: “Barangsiapa yang membunuh mu’āhadan (non-muslim 
yang terikat perjanjian dengan umat Islam), maka ia tidak akan mencium 
keharuman surga. Sesungguhnya keharuman surga itu bisa dicium dari 
jarak 40 tahun perjalanan di dunia.” (H.R. al-Bukhāri)  

Sejarah mencatat bahwa bagaimana santunnya Nabi ketika bergaul 

dengan orang-orang Yahudi dan kaum munafik ketika berada di Kota Madinah 

setelah hijrah. Rasulullah saw menerima sikap lahiriah mereka dan 

membiarkan para ahli kitab untuk memeluk agamanya dengan bebas. Bahkan 

beliau melarang para sahabatnya untuk memerangi dan menyakiti mereka. 

Banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan sikap toleransi yang dipegang 

teguh oleh Nabi saw ketika berinteraksi dengan mereka.  

Namun perlu ditegaskan bahwa sikap toleransi yang dimaksud hanyalah 

dalam masalah duniawi yang tidak berhubungan dengan permasalahan akidah 

 
32 Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Juz III, Cet. I (Dār 

Tawq al-Najāh, 1422). 99. 
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dan ibadah. Adapun toleransi dalam masalah-masalah ini, yang menyebabkan 

seorang Muslim melaksanakan sebagian dari ritual non Muslim seperti 

Yahudi, Kristen, dan orang-orang musyrik lainnya, baik dalam perkataan, 

perbuatan, dan akidah adalah terlarang. Kendati demikian, sebagian ulama 

kontemporer ada yang membolehkan hal-hal seperti mengucapkan selamat 

hari raya kepada non-muslim selama sang Muslim yang bersangkutan tidak 

meyakini kebenaran dari ajaran agama mereka.  

Meskpun Islam tidak mengakui kebenaran agama lain, tetapi tidak 

menolak eksistensi mereka. Mereka tetap hidup rukun dan berdampingan 

dalam sautu komunitas masyarakat. Hal ini sebagaimana pengakuan Islam 

terhadap keberadaan agama lain telah ada semenjak masa Nabi Muhammad 

saw.  

Pada praktiknya, sikap toleransi agama hanya dapat dicapai seandainya  

masing-masing  kelompok bersikap  lapang  dada  satu  sama  lain  untuk 

menjaga  perdamaian bersama. Sikap  lapang dada dalam kehidupan beragama 

akan memiliki makna bagi kemajuan dan kehidupan masyarakat plural, 

apabila ia diwujudkan  dalam sikap; saling mempercayai atas itikad baik  

golongan agama  lain, saling menghormati  hak  orang  lain  yang  menganut 

ajaran agamanya dan saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan dan 

kebiasan kelompok  agama   lain   yang   berbeda,   yang mungkin berlawanan 

dengan ajaran, keyakinan dan kebiasaan sendiri. Lapang dada  maksudnya 

dalam kajian ini adalah jiwa yang perlu dibangun oleh warga negara  Indonesia  

dalam  arti  bijak menyikapi perbedaan keyakinan,  sehingga ajaran dalam 

ideologi ketuhanan untuk kemanusiaan perlu dijunjung tinggi. Menjunjung 

tinggi sila “ketuhanan” dan “kemanusiaan” berarti   turut mempraktekan 

toleransi dalam kehidupan penuh kedamaian.  
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Dalam konteks toleransi perbedaan keyakinan di Indonesia, berbagai 

contoh sikap saling menghormati dan bertoleransi di temukan di tengah 

masyarakat. Pusat ibadah masjid Istiqlal  dan  Gereja  Betel  yang  

berdampingan. Selain itu, toleransi  antara  pemeluk Agama  Islam  dan  

Kristendi Gereja Kristen Jawa (GJKJ) Joyodiningrat dan Majid Al-Hikmah, 

Sragen, Kota Solo Jawa Tengah. Dua bangunan tersebut berdampingan serta 

memilki alamat yang sama, yaitu di Jalan Gatot Subroto  Nomor  222,  Solo, 

menunjukkan simbol dan pembinaan toleransi beragama di Indonenia. 

Bangunan Masjid  Al  Hikmah  didirikan pada tahun 1947 sedangkan GKJ 

Joyodingratan didirikan 10 tahun sebelumnya atau sekitar 1937. Namun 

toleransi antarumat beragama telah tercipta sejak   lama. Sebagaimana dalam 

kasus pelaksanaan Idul Fitri yang jatuh pada Minggu, pengelola gereja 

langsung menelepon pengurus masjid untuk menanyakan soal kepastian 

perayaan Idul Fitri. Kemudian pengurus gereja merubah  jadwal  ibadah  

paginya  pada  Minggu menjadi  siang  hari, agar tidak  mengganggu umat  Islam  

yang  sedang  menjalankan  shalat Idul Fitri.  Kemudian pengurus masjid 

memperbolehkan halaman masjid untuk parkir kendaraan bagi umat kristiani 

GKJ Joyoningratan saat ibadah Paskah maupun Natal.33 

Contoh lain adalah pusat  peribadatan masyarakat Muslim di Bali 

(Pegayaman, Klungkung, Negara, Gel-Gel) telah hidup damai dengan 

masyarakat Hindu. Beberapa Komunitas Muslim, Budha, Konghucu atau 

sekalipun masyarakat penganut aliran kepercayaan sebetulnya telah menjaga 

prinsip-prinsip toleransi dalam menjaga  perdamaian.34  

 
33 Eko Digdoyo, ‘Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya Dan Tanggung Jawab Sosial 

Media’, Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3.1 (2018). h. 49. 

34 Digdoyo. h. 49-50 
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Menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia  tentunya  menjadi 

tanggungjawab  negara  dan   seluruh   warga negara. Tanggung jawab meliputi 

ketentraman, keamanan dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya  

kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan keharmonisan, saling 

menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama (hidup 

berdampingan secara damai). Dalam   hal   ini,   untuk   menciptakan kerukunan  

umat beragama dapat dilakukan dengan berbagai  cara; saling  tenggang  

rasa,menghargai, dan toleransi antar umat beragama,tidak memaksakan 

kehendak seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan  ibadah  

sesuai  agamanya, mematuhi peraturan  keagamaan  baik dalam agamanya 

maupun peraturan negara atau pemerintah. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dan analisis pada pembahasan di atas maka 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Term al-jār dengan berbagai bentuk derivasinya terulang sebanyak 

13 kali dalam Al-Qur’an. Term-term tersebut antara lain terdapat 

pada QS al-Aḥzāb/33: 60 (yujāwirūnaka), QS al-Aḥqāf/46: 31 

(yujirkum), QS al-Mu’minūn/23: 88 (yujīru), QS al-Mulk/67: 28 

(yujīru), QS al-Jinn/72: 22 (yujīranī), QS al-Taubah/9: 6 (fa ajirhu), QS 

al-Mu’minūn/23: 88 (yujāru), QS al-Taubah/9: 6 (istajāraka), QS al-

Nisā’/4: 36 (jār) -2 kali-, QS al-Anfāl/8: 48 (jār), QS al-Naḥl/16: 9 

(jā’ir) dan QS al-Ra’d/13: 4 (mutajāwirāt). Al-Jār adalah penolong, 

pelindung atau orang yang dekat. Tetangga disebut dengan al-jār 

karena dalam kehidupan bertetangga seharusnya saling tolong 

menolong dan saling membantu, khususnya ketika ditimpa kesulitan. 

2. Terdapat beberapa bentuk makna al-jār di dalam Al-Qur’an. Selain 

bermakna tetangga, al-jar juga bermakna melindung dan menolong, 

toleransi, berdampingan dan penyimpangan. 

3. Kandungan ayat-ayat al-jār di dalam Al-Qur’an antara lain a) 

memerintahkan untuk memperlakukan tetangga dengan baik; b) 

mendorong untuk saling tolong menolong dan bertoleransi; dan c) 

menunjukkan kekuasaan Allah swt bahwa tidak ada pelindung dan 

pertolongan kecuali dari-Nya. 

 

 



108 
 

 

B. Implikasi 

Penelitian tentang al-jār penting untuk dilakukan agar diperoleh 

petunjuk Al-Qur’an tentang kandungan makna tentang al-jār itu sendiri. 

Dengan mengetahui kandungan makna al-jār dalam Al-Qur’an maka diperoleh 

pedoman serta tuntunan tentang memperlakukan tetangga dengan baik 

berdasarkan prinsip dan spririt qur’ani sehingga dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan bacaan, rujukan atau 

referensi, baik formal maupun non formal, serta memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang tafsir.  
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