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DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 
1. Konsonan 

 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

3. Madd 
 

 

 

 

 

 k =ك {d = ض d = د tidak dilambangkan = ا

 l = ل {t = ط \z = ذ b = ب

 m = م {z = ظ r = ر t = ت

 n = ن ‘ = ع z = ز \s = ث

 w = و g = غ s = س j = ج

 h = ھ f = ف sy = ش {h =ح

 y = ي q = ق {s = ص kh = خ

Huruf Tanda Huruf Tanda 

a  َْـى ai  َا 
i 

 

 اِ  ii ـىِ 

u ــُـو uu  ُا 

Nama Harkat dan Huruf 

fath}ah dan alif/ya  َ ... ى... َ | ا  

kasrah dan ya  ِىـ  

d}ammah dan wau ــُـو 

Huruf   

a> 

i> 

u> 

Nama 

a dan garis di atas 

i dan garis di atas 

u dan garis di atas 
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4. Ta marbu>t}ah 
Ta marbu>t}ah harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya [t]. Ta 

marbu>t}ah harkat sukun, dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- 
serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan 
ha (h). 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

 (  ٌ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan konsonan ganda yang diberi 
tanda syaddah. ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
 .ditransliterasi seperti huruf maddah (i>) ,(ـــــِىّ )

6. Kata Sandang 

 ditransliterasi seperti biasa, al-, ditulis terpisah dari kata ,(alif lam ma’rifah) ال 
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7.  Hamzah 

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah 
yang terletak di tengah dan akhir kata.  

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subh}a>nahu> wa ta’a>la>  
saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
M   = Masehi 
H   = Hijrah 
Q.S. …/…: 4  =  Quran, Surah/ Nomor Surah atau ayat 

 t.t.   =  Tanpa Tempat Terbit 
t.p.   =  Tanpa Penerbit 
w.   = Wafat 
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ABSTRAK 

Nama   : Hawirah binti Masnung 
NIM  : 80100210032 
Konsentrasi : Tafsir Hadis 
Judul Tesis : Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l Karya al-Baid}a>wi>>>         

 
Tesis ini membahas tentang Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l Karya al-

Baid}a>wi>>>. Bertujuan untuk mengungkap karakteristik dan sistematika yang 
digunakan oleh al-Baid{a>wi> (w. 685 M) dalam penyusunan kitab, untuk menguji 
metodologi yang dipergunakan oleh al-Baid{a>wi> dalam kitab tafsirnya, dan 
mengungkap keutamaan dan keterbatasan dalam kitab tafsir al-Baid{a>wi>, yang 
mampu menjadikan kitab tersebut layak dibaca oleh semua kalangan baik 
masyarakat awam maupun pada tingkat akademik. 

Tesis ini bersifat kualitatif yang difokuskan pada penelitian pustaka 
(library research). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya 
adalah pendekatan  tafsiri>,  pendekatan filosofis, pendekatan sosio historis, dan 
pendekatan tekstual. Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan 
dua jenis data, yaitu primer dan sekunder, dengan teknik kutipan langsung dan 
tidak langsung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Baid{a>wi> menggunakan 
sistematika penyajian runtut dalam kitab tafsirnya, juga memiliki karakteristik 
yang khas. Metodologi kitab tafsir al-Baid{a>wi> berdasarkan sumber tafsir  
menggunakan tafsir bi al-Ma’s\u>r dan tafsir bi al-Ra’yi, namun lebih cenderung 
tafsir bi al-Ra’yi,   dengan metode Ijma>li, dan menggunakan corak umum, serta 
teknik analitis linguistik lebih  dominan pada kitab tersebut. Pada pembahasan 
tentang ayat-ayat teologi, kadang-kadang menggunakan pemahaman asy’ariah. 
tafsir al-Baid{a>wi> juga memiliki keutamaan dan keterbatasan. 

Di samping itu, tesis ini juga memaparkan beberapa implikasi penelitian 
yaitu,  diperlukan  kajian yang lebih mendalam terhadap kitab-kitab tafsir klasik 
maupun kontemporer, terkhusus pada metodologi kitab-kitab tafsir sehingga 
memberi kemudahan dalam memahami Al-Qur’an dan mampu melahirkan kitab-
kitab tafsir yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Kemampuan 
al-Baid{a>wi> telah banyak memberikan sumbangan pemikiran terhadap dunia Islam 
di Indonesia. Adapun dalam bidang tafsir melalui penyajian metode tafsirnya, al-
Baid{a>wi>  membuka jalan lebih jauh untuk menemukan cara penyajian tafsir yang 
mudah dan relevan dengan zaman. Perlunya penerapan metodologi yang jelas dan 
konsisten dari seluruh penafsir, yang memungkinkan sebuah kitab tafsir layak 
dibaca atau tidak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an sebagai sumber keilmuan, telah banyak mendapatkan respon dari 

cendekiawan muslim di sepanjang masa.1 Semenjak awal, pada masa formatif, Al-

Qur’an telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. sendiri. Setelah beliau wafat, otoritas 

penafsiran dipegang oleh sahabat, pertalian ini berlanjut hingga sekarang.2 

S}a>lih} li kulli zama>n wa maka>n.3  adalah istilah yang “mungkin” tepat 

dijadikan sebagai kesimpulan ajaran Islam. Sebab sesuai dengan misinya “rah}mat li 

al-‘a>lami>n” maka hendaknya -dan memang sudah pasti- ia mampu menjawab segala 

bentuk permasalahan seiring perkembangan dan perubahan zaman.4 

Demikian pula dengan sumber hukumnya, dalam hal ini Al-Qur’an –bukan 

berarti mengabaikan hadis- seharusnya ditempatkan pada posisi yang tinggi sebagai 

                                                           
1M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat (Bandung: Mizan, 1993), h.75. 
2Aqil H{usain al-Munawwar, Masykur Hakim, I’jaz Al-Qur’an dan Metodologi Tafsir  (Cet. I; 

Semarang: Dina Utama, 1994), h. 31. 
3Penulis belum menemukan petunjuk yang mengindikasikan orang yang pertama kali 

mengatakan ungkapan di atas. Namun diakui bahwa ungkapan tersebut sudah cukup familiar dan 
terkenal bahkan menjadi sebuah keyakinan umat Islam akan keuniversalan dan kemampuan Al-
Qur’an menyikapi berbagai situasi dan kondisi yang dihadapinya. Lihat: 
http://www.atinternational.org/forums/showthread.php?t=4629 (9 Maret 2012). M. Quraish Shihab 
pun mengakui kebenaran ungkapan tersebut, bahkan ia katakan bahwa yang mendukung kesesuaian 
ajaran Al-Qur’an dengan perkembangan masyarakat adalah ciri-ciri ajarannya yang antara lain adalah 
apa yang dinamai wa>qi‘iyyah al-Isla>m (realism Islam). Lihat selengkapnya M. Quraish Shihab, M. 
Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Cet. VIII; Jakarta: 
Lentera Hati, 2010), h. 451 – 454. 

4Banyak dalil yang menunjukkan kerahmatan Islam, di antaranya Q.S. al-Anbiya>/21: 107. 
Karena itu rahmat Islam dikenal luas, seluas dan seluwes ajaran Islam itu sendiri. Bahkan dalam 
tataran praktis, kerahmatan Islam mempunyai beberapa bentuk, yaitu berupa manhaj atau ajaran yang 
dibawa oleh Rasulullah, Al-Qur’an, penyempurna kehidupan manusia, dan jalan untuk kebaikan. 
Lihat Q.S. T{a>ha>/20: 2-3, Q.S. al-Nah}l/16: 89, Q.S. al-A’ra>f/7: 32, Q.S. al-Isra>/17: 7. 
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pedoman hidup sekaligus al-marja’ al-awwal atau rujukan pertama. Artinya, segala 

bentuk permasalahan dan fenomena yang dihadapi dalam hidup ini, hendaknya 

dikembalikan kepada tuntunan Al-Qur’an. Karena itu, masuk akal jika para mufasir 

sepakat bahwa proses penurunan Al-Qur’an ke muka bumi, tidak diturunkan 

sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kapasitas intelektual 

dan konteks masalah yang dihadapi umat manusia. 

Sejalan dengan firman-Nya Q.S. al-Isra>/17: 106; 

   )١٠٦(كْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تَـنْزيِلا وَقُـرْآناً فَـرَقـْنَاهُ لتِـَقْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُ 
Terjemahnya: 

Dan Al-Qur’an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu  

membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya  

bagian demi bagian.5 

Perlu dicatat bahwa pada perkembangannya “tafsir” mengalami suatu 

dinamika tersendiri. Dari masa ke masa terdapat perbedaan epistemologis tafsir. Al-

Baid}a>wi> (w.685 H) hidup pada era berkembangnya tafsir ideologis. Artinya, tafsir 

yang semacam itu tentu saja sedikit banyaknya mempengaruhi banyak hal dalam 

tafsirnya, seperti aspek teologis. Umumnya penafsiran yang ideologis menempati 

posisi sebagai partisan terhadap ideologi yang dia anut. Al-Kasysyāf karya al-

Zamakhsyari> (w.538 H) contohnya, di mana dalam penafsirannya -ia- seringkali 

menopang pemahaman mazhabnya, dan menjatuhkan pemahaman yang lain. 

Hal yang menjadi daya tarik bagi penulis dalam kasus al-Baid{a>wi>, bahwa Ia 

yang seorang sunni justru meringkas tafsir al-Kasysya>f  karya al-Zamakhsyari> 

                                                           
5Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Bandung: Syamil Cipta Media, 1426 

H/2005 M), h. 440. 
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(w.538 H) yang kental dengan nuansa mu’tazili>,6 akan tetapi al-Baid}a>wi> (w.685 H) 

mampu menyeleksi bentuk pemahaman muktazilahnya walaupun masih didapatkan 

dalam tafsirnya pemahaman muktazilah.7 Al-Baid{a>wi> merujuk pada kitab al-

Kasysya>f dalam hal Ma’ani> dan Baya>n, pernyataan ini penulis dapatkan dari 

pernyataan al-Z|ahabi> (w.1398 H)> dalam bukunya al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n. Selain 

bertolak pada kitab ini, al-Baid}a>wi> (w.685 H) juga menggunakan kitab tafsir al-Ra>zi> 

(w.606 H) dalam hal filsafat dan kalam, dan juga al-As}fahāni (w.502 H) dalam hal 

asal-usul kata..8 

Tafsi>r al-Baid}a>wi> merupakan sebutan yang populer dari sebuah kitab tafsir 

yang berjudul Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l karya Na>s}ir al-Di>n ibn Abi> Sai>d  

Abdullāh ibn Umar ibn Muh{ammad al-Syaira>zi> al-Baid}a>wi> (w.685 H).  Tafsi>r al-

Baid{a>wi> yang terdiri dari dua jilid itu dicetak oleh Da>r al-Taufi>qiyah Kairo.9Al-

Baid{a>wi> dilahirkan di Baid{a>’, sebuah daerah yang berdekatan dengan kota Syaira>z di 

Iran Selatan. Di kota inilah ia tumbuh dan berkembang menimba ilmu. Ia juga 

pernah belajar di Bagdad hingga kemudian menjadi hakim agung di Syaira>z 

(Azarbaijan), suatu daulah yang berdiri sendiri namun tetap berkiblat kepada Daulah 

Abbasiyah mengikuti jejak ayahnya.10Al-Baid{a>wi> seorang ulama multidisipliner 

dalam  ilmu pengetahuan. Ia adalah ahli dalam bidang tafsir, bahasa Arab, fiqh, us\\u>l 

                                                           
6H{usain al-Z|ahabi>>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n (t.t: Maktabah Mus}’ab bin Umair al-

Isla>miyah, 2004), hlm. 211. 
7Ibid., Lihat juga Mani’ Abd Halim Mahmud, terjemahan, Metodologi Tafsir, Kajian 

Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),  h. 113. 
8Ibid., h. 211-212. Lihat pula H{aji Khalifah, Kasyf al-Zunu>n (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), h. 

157. 
9Al-Baid{a>wi>, Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l (Mesir: Da>r al-Taufi>qiyah Kairo, t.th.), h. 

2. 
10Muhammad Yusuf, dkk, Studi Kitab Tafsir; Menyuarakan Teks yang Bisu (Yogyakarta: 

Teras, 2004), h. 114-115. 
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fiqh, teologi, dan mantiq.11 Iapun merupakan sosok yang pandai berdebat dan sangat 

menguasai etika berdiskusi, sehingga pantaslah ia mendapatkan gelar naz{z{ār atau 

mutabah{h{ir fi ma>idah furs{a>n al-kala>m.12 Al-Baid}a>wi> (w.685 H) merupakan salah satu 

pengikut madzhab Syafi>’i> dalam bidang fiqh dan us\u>l fiqh serta menganut konsep 

teologi Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah. 

Sesuai dengan jabatan dan keahliannya dalam berbagai bidang keilmuan, al-

Baid}a>wi> (w.685 H) dapat disebut sebagai sosok yang unggul dalam masyarakatnya. 

Salah satu bukti kepandaiannya adalah pujian yang diterima beliau, yaitu Na>ṣir al-

Dīn (penolong agama).13 Al-Baid}a>wi> (w.685 H) hidup dalam keadaan politik yang 

tidak menentu. Sultan Abu Bakar yang memegang tampuk kekuasaan pada saat itu 

tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membangun tatanan masyarakat yang 

baik. Bukan hanya supremasi keadilan yang lemah, namun juga sikap hedonis dan 

boros dari para pejabat yang berkuasa. Tampaknya hal inilah yang melatarbelakangi 

pengunduran diri al-Baid}a>wi> (w.685 H) dari jabatan hakim agung. Intervensi dari 

penguasa terhadap lembaga peradilan yang begitu kuat membuat kekhawatiran 

tersendiri bagi banyak fuqahā, termasuk al-Baid}a>wi> (w.685 H). Mereka khawatir jika 

diperintah untuk mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan syariat Islam. 

Keputusan al-Baid}a>wi> (w.685 H) ini juga dipengaruhi oleh nasihat yang diberikan 

oleh pembimbing spiritualnya, Syaikh Muh{ammad bin Muh{ammad al-Khat{a’i agar 

al-Baid}a>wi> (w.685 H) tidak lagi bersentuhan dengan lembaga hukum.14 

                                                           
11Syams al-Di>n Muh}ammad, T}abaqa>t al-Mufassiri>n (Juz I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 

1983), h. 248. 
12H{aji Khalifah, op. cit., h. 197. 
13Isma>i>l ibn Umar ibn Kas\i>r al-Qurasyi> al-Dimasyqi>, al-Bida>yah wa al-Niha>yah (Cet. II; 

Beirut: Da>r al-Maa>rif, 1977 M), Juz XIII, h. 309. 
14Muhammad Yusuf, dkk, op. cit., h. 115. Lihat pula H{aji Khalifah, op. cit., h. 197. 
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Setelah melepaskan jabatannya sebagai hakim di daerahSyaira>z, al-Baid}a>wi> 

(w.685 H) mengembara keTabriz dan berguru pada ulama setempat, ia singgah di 

sebuah majlis al-dars bagi para pembesar setempat. Karena kehebatan beliau, banyak 

diantara pembesar setempat memujinya. Di kota inilah beliau mengarang kitab tafsir 

yang berjudul Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl. Al-Baid{a>wi> menetap di kota ini 

hingga ajal menjemputnya. Ada perbedaan diantara ulama tentang tahun wafat 

beliau, antara lain al-Subki> dan al-Asnawi> menyatakan bahwa al-Baid}a>wi> (w.685 H) 

wafat pada tahun 691 H, sedangkan Ibnu Kaṡīr menyatakan bahwa beliau wafat 

tahun 685 H.15 

Kitab Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wi>l merupakan kitab tafsir al-Baid}a>wi> 

(w.685 H) yang cukup dikenal oleh umat Islam. Alasan al-Baid}a>wi> (w.685 H) 

menulis kitab ini adalah sebagaimana yang beliau tuliskan dalam muqaddimah kitab 

bahwa ilmu tafsir merupakan ilmu yang paling tinggi derajatnya. Tafsir merupakan 

pemimpin, pondasi, dan dasar bagi ilmu-ilmu agama yang lainnya.16 Tentunya 

perkataan al-Baid}a>wi> ini dapat dilihat sebagai bentuk ketertarikannya atas 

keunggulan dan signifikansi ilmu tafsir, karena dengan peranannya sebagai pondasi 

bagi ilmu-ilmu keagamaan, tafsir turut ikut andil dalam menentukan eksistensi ilmu-

ilmu tersebut. 

Dengan latar belakang itulah, al-Baid}a>wi> berniat membuat karya di bidang 

tafsir secara maksimal yang mencakup penafsiran-penafsiran terpilih dari generasi 

sebelumnya dan juga penafsiran al-Baid}a>wi> sendiri.17 Kesadaran al-Baid}a>wi> ini 

                                                           
15H{usain al-Z|ahabi>>, op. cit., h. 211. 
16Al-Baid{a>wi>, op. cit., Juz I, h. 3-6. 
17Ibid., h. 5. 
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nampaknya dilandaskan pada keyakinan beliau atas keunggulan dan kemukjizatan 

Al-Qur’an. Dalam rangka penulisan kitabnya, beliau mendapat bimbingan dari 

gurunya al-Khat{a’i yang menyarankan kepada Al-Baid}a>wi> (w.685 H) untuk mundur 

dari jabatan hakim sebagaimana paparan penulis sebelumnya. 

Kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang mencoba memadukan 

penafsiran bi al-ma’ṡūr dengan bi al-ra’yi> sekaligus. Dalam hal ini, al-Baid}a>wi> 

(w.685 H) tidak hanya memasukkan riwayat-riwayat dari Nabi yang menjadi ciri 

khas penafsiran bi al-ma’ṡūr, tapi juga menggunakan ijtihad untuk memperjelas 

analisisnya ataupun argumentasinya.18 Model seperti ini dinilai dapat mempermudah 

pemahaman dan pengamalan akan petunjuk kitab suci tersebut,19 karena mufassir 

tidak hanya mengutip pendapat ulama terdahulu melainkan juga menggunakan 

tinjauan dari pengetahuannya sendiri.20 

Menurut catatan al-Z|ahabi> (w.1398 H)>, sebagaimana disebutkan di muka, 

kitab ini merupakan kitab hasil ringkasan dari tafsir al-Kasysyāf  karya al-

Zamakhsyari> (w.538 H) dengan meninggalkan unsur-unsur ke-muktazilah-an yang 

terdapat dalam kitab tersebut. Selain bertolak pada kitab ini, al-Baid|a>wi> juga 

menggunakan kitab tafsir al-Ra>zi> (w.606 H) dan juga al-As}fahāni (w.502 H).21 Lebih 

lanjut sebagaimana yang al-Z|ahabi> (w.1398 H)> kutip dari al-Kasyf al-Ẓunūn karya 

H{aji Khalifah bahwa al-Baid|a>wi> (w.685 H) dalam menulis tafsirnya merujuk pada al-

Kasysya>f karya al-Zamakhsyari> (w.538 H) dalam hal I’rāb, Ma’āni, dan Bayān, al-

                                                           
18Muhammad Yusuf, dkk, op. cit., h. 121. 
19Abdul Jalal, Urgensi Tafsir Maud{u>’i pada Masa Kini (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 68. 
20Muhammad Yusuf, dkk, loc. cit. 
21H{usain al-Z|ahabi>, op. cit., hlm. 211-212. 
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Ra>zi> (w.606 H) dalam hal filsafat dan kalam, pun pada al-As}faha>ni dalam hal asal-

usul kata.22 

Terlepas dari pendapat al-Z|ahabi> (w.1398 H) dan H{aji Khalifah tersebut, 

dalam muqaddimahnya, al-Baid}a>wi> (w.685 H) menyebutkan bahwa ada dua macam 

sumber yang dijadikan rujukan dalam menulis tafsirnya. Pertama, berdasarkan qaul 

para sahabat, tabi’in dan ulama-ulama salaf. Kedua, qaul yang terdapat pada kitab 

tafsir sebelumnya. Beliau menerapkan hal ini memang  sebagai salah satu upaya 

untuk menyarikan pendapat ulama-ulama sebelumnya. Di samping itu, beliau juga 

memberikan pandangannya sendiri dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an sehingga 

pantaslah beliau menyatakan bahwa karyanya adalah langkah independen dari hasil 

istinbāṭ yang beliau lakukan sendiri.23 

Sebagaimana kebanyakan kitab-kitab tafsir saat itu, tafsi>r al-Baid}a>wi> ini 

menggunakan metodologi tahlīli (analitis) yang berupaya menafsirkan ayat-ayat Al-

Qur’an berdasarkan urutan mus}h}af Us\mani, dari surat ke surat dan dari ayat ke ayat, 

mulai dari al-Fātihah sampai al-Nās.24 Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, 

beliau menggunakan berbagai sumber antara lain ayat Al-Qur’an, hadis Nabi, 

pendapat para sahabat dan tabi’in dan pandangan ulama sebelumnya. Selain itu, 

penggunaan tata bahasa dan qira>’at juga menjadi suplemen utama guna penguatan 

analisis dan penafsiran al-Baid}a>wi> (w.685 H). Begitu pun keberadaan cerita-cerita 

                                                           
22Ibid., hlm. 214. Lihat pula: H{aji Khalifah, op. cit., hlm. 157. 
23Al-Baidawi, op. cit., h. 2. 
24Muhammad Yusuf, dkk, op. cit., h. 122. 
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Israiliyat dapat ditemukan walau penggunaannya diminimalisir oleh al-Baid}a>wi> 

(w.685 H).25 

Adapun langkah operasional penafsiran al-Baid}a>wi> dalam kitabnya ialah 

mula-mula menyebutkan tempat turun surat (makki atau madani) beserta jumlah 

ayat yang menjadi objek. Penjelasan makna ayat baik menggunakan analisis 

kebahasaan, hadis Nabi, maupun qira>’at menjadi langkah selanjutnya yang 

diterapkannya. Pada bagian akhir surah, beliau menyertakan hadis-hadis yang 

menerangkan tentang keutamaan surat yang sedang ditafsirkan. Lebih lanjut, al-

Baid}a>wi> (w.685 H) juga menggunakan metode munāsabah ayat (hubungan internal) 

antara suatu ayat dengan ayat lain. Penggunaan term munasabah ini tampak sangat 

jelas dalam tafsir al-Baid}a>wi>.26 Secara keseluruhan, bahasa yang digunakan beliau 

dalam penafsirannya cukup ringkas dan tidak bertele-tele. Hal ini salah satunya 

dapat ditunjukkan dengan jumlah jilid yang hanya terdiri dari dua buah. 

Al-Baid}a>wi> (w.685 H) dalam hal teologi lebih cenderung ke ahli kalam 

Asy’ari bermazhab Syafi>’i> (sunni). Hal ini dapat kita lihat dalam kitab tafsirnya 

yang menyebut ajaran-ajaran ahl al-sunnah wa al-jama>'ah, seperti fiqh, manti>q dan 

aqidah. Dalam kitab al-T{awa>li> wa al-Id{a>h dan Misba>h al-Arwa>h, Imam al-Asnawi> 

mengatakan bahwa kitab al-T{aw>ali> merupakan kitab yang sangat teliti sangat besar 

dan sudah diringkas. Dari segi aqidahnya, al-Baid}a>wi> berpaham Asy’ariah dan itu 

kita pahami ketika menafsirkan Q.S. Gha>fi>r/40:7;  

مْ الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْ   دِ رَ�ِِّ
 

                                                           
25Abu Syuhbah, al-Isra>i>liya>t wa al-Maud}u>a>t fī Kutub al-Tafsīr, (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-

Sunnah, 1408 H), h. 21. 
26Muhammad Yusuf, dkk, op. cit., h. 122-124. 
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Terjemahnya: 

(Malaikat-malaikat) yang memikul Arsy dan Malaikat yang berada di 
sekelilingnya bertasbih dan memuji Tuhan-nya.27 

Maksud dari Malaikat memikul Arsy dan Malaikat yang berada di 

sekelilingnya adalah maja>z dari menjaga dan mengurus Arsy atau kinayah,28 dan 

posisi mereka di samping Arsy. Adapun melihat dari segi mazhabnya, ia adalah 

pengikut Syafi>’i>.29 Di Khurasan Bagdad dan sekelilingnya lebih banyak orang 

bermazhab Syafi>’i> walau Imam al-Baid}a>wi> sendiri menekuni fiqh dengan banyak 

mazhab tetapi lebih cenderung bermazhab Syafi>’i> dan ini kita dapat melihat dari 

caranya menafsirkan ayat hukum, ia selalu mengatakan qa>la as}h}a>buna> (sebutan 

untuk ulama mazhab Syafi>’i>). 

Dalam surat al-Nisa> ayat 43  ْطيَِّباً صَعِيدًا فَـتـَيَمَّمُوا مَاءً  تجَِدُوا فَـلَم  terjadi perbedaan pendapat 

dalam menafsirkan ayat ini, Hanafiyah berpendapat bahwa menyentuh sesuatu dari 

tanah yang bersih atau batu halus yang ada di permukaan bumi kemudian 

menepukkan tangannya lalu mengusapkannya itu adalah sah akan tetapi as}h{a>buna> 

mengatakan harus ada debu yang menempel di tangan. 

Tafsi>r al-Baid{a>wi> mencoba memadukan antara tafsir dan ta’wi>l sesuai dengan 

kaidah-kaidah bahasa dan syara’ atau dengan kata lain memadukan tafsir secara 

sekaligus antara bi al-ma’s\u>r dan bi al-ra’yi>.30 Artinya bahwa al-Baid}a>wi> (w.685 H) 

tidak hanya memasukkan riwayat-riwayat dari Nabi dan para sahabat dalam 

menafsirkan Al-Qur’an yang menjadi ciri khas dalam penafsiran bi al-ma’s\u>r, namun 

                                                           
27Departemen Agama RI, op. cit., h. 467. 
28Mani’ Abd Halim Mah}mud, op. cit., h. 115. 
29Ismai>l ibn Umar ibn Kas\i>r al-Qurasyi> al-Dimasyqi>, op. cit., h. 266-309. 
30Muhammad Yusuf, dkk, op. cit., h. 121. 
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juga menggunakan ijtihad untuk memperjelas analisisnya atau memperkuat 

argumentasinya.31 

Dalam hal penetapan hukum, tafsirnya dipengaruhi oleh teologi ahl al-sunnah 

yang terdapat dalam tafsir Mafa>tih al-G|aib karya Imam Fakhr al-Di>n al-Razi>. 

Walaupun begitu, tafsir ini merupakan ringkasan dari tafsi>r al-Kasysya>f, namun 

beliau meninggalkan aspek-aspek kemuktazilahannya.32 Namun, kadang dalam 

beberapa hal beliau sependapat juga dengan pendapat penulis al-Kasysya>f, seperti 

halnya ketika beliau menafsirkan Q.S. Al-Baqarah/2: 275: 

رِّباَ لا يَـقُومُونَ إِلا كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ ال
)٢٧٥(   

Terjemahnya: 

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.33 

Maksud dari ayat di atas adalah orang-orang yang mengambil atau memakan 

riba (harta tambahan) tidak tentram jiwanya, dan apabila dibangkitkan dari kubur 

mereka tidaklah bangkit kecuali seperti bangkitnya atau berdirinya orang-orang 

yang kerasukan setan, dan Allah mengacaukan pikirannya disebabkan makanan riba 

yang terdapat dalam perutnya dan membuatnya gila.34 

Al-Baid{a>wi> dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an terkadang pula mengemu-

kakan pandangan kaum muktazilah, namun pada akhirnya beliau mentarjih 

                                                           
31Ibid., Lihat pula: Abdul Jalal, op. cit., h. 68. 
32H{usain al-Z|ahabi>, op. cit., h. 211. 
33Departemen Agama RI, op. cit., h. 47. 
34Al-Baid{a>wi>, op. cit., h. 182. 
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pandangan mazhab Ahl al-Sunnah. Seperti halnya ketika menafsirkan Q.S. al-

Baqarah/2: 2-3; 

لَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاةَ ا .لا ريَْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ  ذَلِكَ الْكِتَابُ 
 .وَممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ 

Terjemahan: 

Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang 
bertakwa.35 

Maksud dari orang-orang yang bertaqwa, yaitu orang yang percaya kepada 

yang ghaib, mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka”. Setelah memberikan penjelasan secukupnya mengenai 

ayat tersebut, al-Baid}a>wi> mencoba untuk mengemukakan makna “iman” dan 

“munafik” menurut pandangan mazhab Ahl al-Sunnah, Muktazilah dan Khawarij. 

Namun pada akhirnya beliau mentarjih pandangan mazhab Ahl al-Sunnah.36 

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, al-Baid}a>wi> sebenarnya tidak 

memiliki kecenderungan khusus untuk menggunakan satu corak yang spesifik secara 

mutlak, misalnya fiqh, aqidah atau yang lainnya. Karyanya ini justru mencakup 

berbagai corak baik kebahasaan, aqidah, filsafat, fiqh, bahkan tasawuf. Tentunya ini 

didukung oleh basis awal keilmuan beliau dan juga aspek-aspek yang mempengaruhi 

beliau dalam penafsiran, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Yang jelas 

sebagai seorang Sunni, penafsiran al-Baid}a>wi> memang cenderung kepada mazhab 

yang dianutnya tersebut dan secara otomatis kitab tafsir ini lebih kental nuansa 

teologisnya.37 

                                                           
35Departemen Agama RI, op. cit., h. 47. 
36Abu Syuhbah, op. cit., h. 52. 
37Ibid., h. 53. 
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Di samping itu, al-Baid}a>wi> memberikan perhatian terhadap ayat-ayat alam 

semesta (ayat al-kauniyyah). Ketika menjumpai ayat-ayat semacam itu, beliau tidak 

sampai membiarkannya tanpa memberikan penjelasan yang panjang lebar untuk 

menerangkan hal-hal yang menyangkut alam semesta dan ilmu-ilmu kealaman. Hal 

inilah yang menguatkan perkiraan al-Z|ahabi> bahwa dalam hal seperti ini al-Baid}a>wi> 

terpengaruh oleh penafsiran Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>. Sebagai contoh ketika beliau 

menafsirkan surah al-S{affa>t: 10; ثاَقِبٌ  شِهَابٌ  فأَتَـْبـَعَهُ   “Maka ia diburu oleh bola api yang 

menyala-nyala serta menyilaukan”. 

Dalam hal ini beliau memberikan penjelasan tentang apa yang disebut dengan 

syiha>b (bola api) dalam ayat tersebut. Al-Baid}a>wi> menyebutkan bahwa "dikatakan 

bahwa bola api itu adalah uap yang menguap kemudian menyala".38 

Dilihat dari segi sistematika penyusunannya, kitab tafsir yang terdiri dari dua 

jilid ini diawali dengan menyebutkan basmalah, tahmid, penjelasan tentang 

kemukjizatan Al-Qur’an, signifikansi ilmu tafsir, latar belakang penulisan kitab, 

baru kemudian uraian penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an dengan metode al-Baid}a>wi> 

tersendiri. Al-Baid}a>wi> berupaya untuk "mempromosikan" keunggulan dan kehebatan 

tafsirnya yang dikemas dengan menggunakan bahasa yang singkat dan praktis 

dengan harapan agar dapat dikonsumsi secara mudah oleh para pembaca. Bacaan 

tahmid dan salawat menjadi penutup kitab tafsir ini.39 Tafsir ini memperlihatkan 

kepenguasaan dan kedalaman ilmu pengarangnya, tetapi juga bersifat ringkas. Beliau 

tidak mencantumkan satu kata pun jika tanpa adanya pertimbangan, karena itu 

banyak ditulis catatan pinggir (hasyiyah) untuk menerangkan kepelikan-

                                                           
38Al-Baid{a>wi>, op. cit., h. 346-347. 
39H{usain al-Z|ahabi>, op. cit., h. 211. Lihat pula:  Mani’ Abd Halim Mah}mud, op. cit.,  h.113. 

Lihat pula: Muhammad Yusuf, dkk, op. cit., h. 122. 
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kepelikannya dan menguraikan rumusan-rumusannya. Diantara catatan-catatan 

pinggir tersebut adalah catatan pinggir Imam Syiha>b al-Khalaji, Zadah dan al-

Nawawi. Banyaknya hasyiyah ini mengindikasikan sangat ringkasnya kitab tafsir al-

Baid}a>wi>.40 

Setelah al-Baid}a>wi> melewati tahapan penulisan kitab tafsir, maka diantara 

tugas generasi setelahnya adalah menelaah dan meneliti kitab tafsir tersebut dari 

segi substansi dan metodologi, agar dapat menyingkap ilmu dan hikmah dalam kitab 

tafsir tersebut. Untuk itu, diadakannya penelitian ini yang berkaitan tentang 

metodologi tafsir (manhaj al-tafsi>r). 

Tiga hal dari aspek metodologi Tafsi>r al-Baid}a>wi> yang akan dibahas pada 

penelitian ini yaitu: latar belakang penulisan kitab Tafsi>r al-Baid}a>wi>, sistematika 

pembahasan Tafsi>r al-Baid}a>wi>, dan karakter metodologi kitab Tafsi>r al-Baid}a>wi>, 

adapun karakter metodologi tafsirnya yaitu: Metode, pendekatan dan corak 

penafsiran. Metode penafsiran yang dimaksud meliputi tah}li>li>, ijma>li>, 

muqa>ra>n/muqa>rin  dan maud}u>’í>.  Pendekatan penafsiran mencakup tafsir bi al-ma's\u>r  

dan tafsir bi al-ra’yi>, sedangkan corak penafsiran mengandung aspek fiqh, sufistik, 

ilmiah dan lain-lain.41  Oleh karena itu, untuk mengkaji aspek metodologi Tafsi>r al-

Baid}a>wi> secara mendalam dan komperehensif diperlukan sebuah rumusan masalah 

guna penelitian ini dibahas secara sistematis. 

 

                                                           
40Ibid., h. 15. 
41Metode-metode penafsiran (mana>hij al-tafsi>r) adalah sebagai langkah-langkah penafsiran 

seperti tah}li>li>, ijma>li>, muqa>ran, dan maud}u>'i>. Pendekatan penafsiran (ittija>h al-tafsi>r) adalah 
paradigma penafsiran, madrasah  tafsir, atau sumber penafsiran seperti tafsir bi al-ma's\u>r dan bi al-
ra’yi>. Corak penafsiran adalah kecenderungan tafsir tergantung latar belakang, pendidikan 
mufasirnya, seperti lugawi>, falsafi> dan lain-lain. 'Ali> al-Usi>, "Metodologi Penafsiran al-Quran: Sebuah 
Tinjauan Awal," Al-Hikmah I, November (1991), h. 14-21. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok 

masalah yang menjadi perhatian untuk diteliti lebih lanjut dalam kajian tesis ini 

adalah bagaimana metodologi Tafsi>r al-Baid}a>wi>>? 

 Untuk terarahnya dan sistematisnya pembahasan tesis ini, maka pokok 

masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang penulisan kitab Tafsi>r al-Baid}a>wi>? 

2. Bagaimana sistematika pembahasan Tafsi>r al-Baid}a>wi>? 

3. Bagaimana karakteristik metodologi kitab Tafsi>r al-Baid}a>wi> serta 

kontribusinya? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

1. Pengertian Judul\ 

Judul Tesis ini adalah "Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l”  Karya al-

Baid}a>wi> (Suatu Tinjauan Metodologi). Untuk tidak menimbulkan pemahaman yang 

keliru terhadap judul tesis ini, maka perlu dikemukakan pengertian kata-kata penting 

yang digunakan dalam judul penelitian yakni “Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l 

dan metodologi”. 

a. Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l 

Tafsi>r Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l adalah judul kitab tafsir karya al-

Baid}a>wi> (w.685 H) yang menjadi obyek penelitan dalam tesis ini. Tafsi>r Anwa>r al-
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Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l yang terdiri dari dua jilid itu biasa disebut dengan Tafsi>r 

al-Baid}a>wi> (w.685 H)>.42 

Lafal  anwa>r merupakan bentuk plural dari  نور (cahaya) yang terdiri dari al-

nu>n, al-wa>wu, dan al-ra>, yang bermakna  ُوْء  Sedangkan kata al-tanzi>l, bentuk 43.الضَّ

masdar dari نزّل (turun) terdiri dari al-nu>n, al-za>, dan al-la>m yang artinya شىء ھبوط 

 tapi lafal al-Tanzi>l itu sendiri merupakan ,(turunnya sesuatu atau jatuhnya)  ووقوعھ

nama lain dari Al-Qur’an.44 

Kata asra>r merupakan bentuk plural dari kata سر (rahasia) yang akar katanya 

al-si>n dan al-ra yang berarti الشىء إخفاء  (menyembunyikan sesuatu),45 sedangkan al-

Ta’wi>l terambil dari kata آل yang terdiri dari al-ali>f dan al-la>m yang berarti الرجوع 

(kembali) kepada sesuatu.46 Fairuz Abadi berkata: Ta’wi>l merupakan ibarat ru’yah, 

dimana Ta’wi>l merupakan pentadabburan dan penafsiran. Penggunaan kata ini sering 

dipakai oleh ulama salaf dan ulama mutaakhirin. Kata al-Ta’wi>l secara istilah 

memiliki dua pengertian:47 

1) Al-Ta’wi>l merupakan penafsiran kala>m dan penjelasan makna. Kata al Ta’wi>l 

dan tafsir di kalangan ulama salaf memiliki pengertian yang sama. 

                                                           
42Mu>sa> Ibra>hi>m al-Ibra>hi>m, Buhu>s| Manhajiyyah fi ‘Ulum Al-Qur’a>n al-Kari>m (Cet. II; 

‘Amman: Da>r ‘Amma>r, 1416 H/ 1996 M), h. 120. 
43A.W al-Munawwir, Kamus al-Munawwir  (Cet II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 

1474. 
44Abu Fad{l Jama>l al-Di>n ibn Manz{u>r al-Ifriqi>, Lisa>n al-Arab, Jilid III (Cet. III; Beirut: Da>r al-

S{a>dir, 1414 H), h. 639. 
45A.W al-Munawwir, op. cit., h. 625. 
46Manna’ al-Qatha>n, Maba>his\ fi Ulu>m Al-Qur’a>n (Riyad}: Mansyura>t al-As}r al-Hadi>s\ t.th), h. 

325. Lihat Rosihon Anwar, Ulumul Qur’an (Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 211. Lihat 
Abu Fad{l Jama>l al-Di>n ibn Manz{u>r al-Ifriqi, op. cit.,h. 33-34 

47Quraisy Shihab, Tafsir al-Mishbah (Vol XI; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 399. Lihat 
Manna’ al-Qatha>n, op. cit., h. 325. Lihat H}usain al-Z|ahabi>, op. cit., h. 15. 
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2) Kata al-Ta’wi>l semakna dengan kala>m.      

 Jadi, dari penamaannya kitab tafsir ini bermakna (menyingkap) cahaya 

turunnya Al-Qur’an dan (menemukan) rahasia-rahasia penakwilan yang terkandung 

dalam Al-Qur’an. 

b. Metodologi 

Metodologi terdiri dari dua kata yaitu metode (cara yang tepat untuk 

melakukan sesuatu) dan logos  (ilmu atau pengetahuan).48 Metode pun terdiri dari 

dua kata yaitu meta dan hoo.49 Dari sinilah Abd. Muin Salim menghubungkannya 

dengan tema bahasa Arab, yaitu meta (sesudah) dengan مات, hoo (jalan, petunjuk) 

dengan ھدى, logos dengan  50.لغة Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

ternukil bahwa metode adalah: 1) Cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang 

matang untuk mencapai maksud (ilmu pengetahuan dan sebagainya); 2) Cara kerja 

yg teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah 

guna mencapai maksud yang ditentukan.51 

 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembahasan 

yang dimaksud pada kajian ini adalah mengkaji lebih jauh metodologi al-Baid{a>wi> 

dalam menyusun kitab tafsirnya. Baik dari aspek metode, pendekatan, dan coraknya. 

                                                           
48Cholik Narbuko, Metodologi Penelitian (Cet III; Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 1. 
49Taliziduhu, Research (Cet II; Jakarta: Bumi Aksara, 1985 M), h. 33. Bandingkan: 

Syamsuddin Abdullah, Agama dan Masyarakat (Jakarta: Logos, t.th.), h. 14. 
50Lihat Abd. Muin Salim, Beberapa Aspek Metodologi Tafsir Al-Qur’an (Ujung Pandang: 

Lembaga Studi Kebudayaan Islam, 1990 M), h. 9. Bandingkan Mardan, Al-Qur’an: Sebuah Pengantar 
Memahami Al-Qur’an Secara Utuh (Cet. I; Jakarta: Putaka Mapan, 2009), h. 278. 

51Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 
2008), h. 952. 
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Sehingga dari itu semua akan tergambar karakteristik metodologi al-Baid{a>wi> dalam 

menafsirkan Al-Qur’an.52 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah penelusuran terhadap metodologi al-Baid}a>wi> 

dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an melalui karya tafsirnya, Tafsi>r Anwa>r al-

Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l. Melalui karya tafsir tersebut, penulis melakukan 

penelusuran, pengamatan dan penelitian terhadap metodologi (metode, pendekatan, 

dan corak) tafsir yang digunakan dan apa saja yang terkait dengan kitab tafsir 

tersebut. 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur dan karya ilmiah, 

khususnya menyangkut hasil penelitian yang terkait dengan rencana penelitian di 

atas, maka sampai saat ini penulis belum menemukan satu pun karya ilmiah yang 

membahas metodologi al-Baid}a>wi> dalam Tafsi>r al-Baid}a>wi> secara berdiri sendiri. 

Akan tetapi kajian tentang metodologi mufassir secara umum termasuk metodologi 

al-Baid>awi> dan kajian yang terkait dapat ditemukan, di antaranya: 

1. Penelitian tentang al-Maut dan al-Wafa>t dalam Al-Qur’a>n (Studi Penafsiran 

al-Baid}a>wi> (w.685 H) dalam Tafsir “Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al Ta’wi>l” telah 

dilakukan oleh Herman Felani di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan penelitian 

ini kepada metodologi kitab Tafsi>r al-Baid||a>wi>. 

                                                           
52M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam kajian kitab tafsir dan mufasirnya maka 

komponen yang dilihat adalah biografi, latar belakang, dan kecenderungan pengarangnya, metode dan 
prinsip-prinsip yang digunakan, serta keistimewaan dan kelemahannya. Lihat M. Quraish Shihab, 
Membumikan Al-Quran, h. 155.  
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2. Tafsi>r al-Kasysya>f ‘an Haqa>iq al-Tanzi>l wa ‘Uyu>n al-Aqa>wi>l fi> Wuju>h al-

Ta’wi>l karya Abu al-Qa>si>m Mah{{mu>d ibn Umar al-Zamakhsyari>, kitab ini tediri 

dari empat jilid cetakan Da>r Ih}ya> al-Turas| al-’Arabi> Bairu>t. 

Tafsir al-Kasysya>f ini yang diringkas oleh al-Baid}a>wi> dalam kitab tafsir Anwa>r 

al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta'wi>l, dalam hal gramatika bahasa, ma’a>ni, dan baya>n, 

sampai-sampai dikategorikan sebagai “Ikhtis|a>r al-Kasysya>f”, akan tetapi, al-

Baid}a>wi> (w.685 H) meninggalkan pandangan-pandangan Muktazilahnya dan 

berpegang pada madzhab Asy’ariyah dalam masalah teologi dan kalam, namun 

kadang dalam beberapa hal, al-Baid}a>wi> sependapat juga dengan pendapat 

penulis Al-Kasysya>f ini. Selain itu, juga merujuk pada kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r  

karya al-Razi> dalam kaitannya dengan hikmah dan kalam, serta Ja>mi’ al-Tafsi>r 

karya al-Raghib al-Ashfaha>ni dalam kaitannya dengan pembentukan kata, 

makna intrinsik, dan isyarat-isyarat batin dari ayat. 

3. Al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n karya Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>> (w.1398 H), 

membahas biografi dan metodologi para mufassir yang digunakan dalam 

menyusun kitab tafsir mereka, mulai dari masa klasik hingga modern, baik itu 

yang terpuji (mah}mu>d) maupun tercela (maz\mu>m), dari kalangan sunni, syi>'i>, 

muktazili>, dan lain-lain. 

Kitab ini terdiri dari dua jilid cetakan Maktabah Mus}’ab Ibn ‘Umair al-

Isla>miyyah tahun 1424 H/2004 M. Kitab ini pertama kali dicetak pada tahun 

1381 H.53 Pada jilid pertama, al-Z|ahabi> mengawali kitabnya dengan 

mukaddimah yang berisi tentang makna tafsir, al-Ta’wi>l dan terjemah baik 

secara bahasa maupun istilah. Kemudian pada bab pertama membahas periode 

                                                           
53Lihat Fahd Ibn 'Abd al-Rah}ma>n Ibn Sulaima>n al-Ru>mi>, op. cit., h. 171. 
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pertama dalam dunia tafsir, periode Nabi Muh}ammad saw. dan para 

sahabatnya ra (27-73 H). Pada bab ini mencakup pemahaman Nabi Muh}ammad 

saw. dan para sahabatnya ra, perbedaan tingkatan antara pemahaman para 

sahabat ra, sumber penafsiran pada periode ini, alat bantu yang digunakan para 

sahabat ra dalam memahami Al-Qur’an, dan biografi para mufasir dari 

kalangan sahabat ra. Pada bab kedua membahas periode kedua dalam dunia 

tafsir, periode para tabiin (75-102 H). Pada bab ini mengandung awal 

munculnya periode ini, sumber penafsiran pada periode ini dan madrasah al-

tafsi>r di tiga wilayah, yaitu Mekkah, Madinah, dan Irak. Pada bab ketiga 

membahas periode ketiga di dunia tafsir, periode pembukuan (103-335 H). 

Pada bab ini mengandung awal mulanya periode ini, corak penafsiran, tafsi>r bi 

al-ma’s\u>r (makna dan keterbatasannya), biografi tokoh yang menyusun kitab 

tafsi>r bi al-ma’s\u>r beserta metodologinya. 

Pada jilid kedua, al-Z|ahabi> (w.1398 H) melanjutkan pembahasaan tentang 

kitab tafsir dari kalangan syi>'i>. Kemudian melanjutkannya dengan kitab tafsir 

dari kalangan kha>warij>, sufi, ahli filsafat, ahli fiqh, dan cendikiawan yang 

mengarang kitab tafsir yang bercorak ‘ilmi>. 

Pembahasan tentang al-Baid{a>wi> dan Tafsi>r al-Baid{a>wi> di dalam kitab ini –

sebagaimana yang disebut sebelumnya- hanya sekitar lima  halaman. Diawali 

dengan pembahasan tentang biografi al-Baid{a>wi> (w.685 H), kemudian metode 

al-Baid{a>wi> dalam menyusun kitab tafsirnya, penafsirannya tentang ayat-ayat 

yang berhubungan dengan i’rab, qira>’at, dan fiqh. Al-Z|ahabi>> mengakhiri 

kajiannya tentang al-Baid{a>wi> dengan kekagumannya terhadap tafsi>r al-

Baid{a>wi>. 
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E. Kerangka Teoretis 

Penelitian ini berangkat dari mana>hij al-mufassiri>n  atau manhaj al-tafsi>r  

yang terdapat di berbagai kitab tura>s\  dari para ulama negeri Arab dan literatur  

ilmiah dari cendikiawan tafsir Indonesia, baik dari aspek metode, pendekatan 

maupun corak penafsiran dengan menghubungkan, menelusuri, meneliti dan 

menganalisa kitab Tafsi>r al-Baid}a>wi>. 

Dalam membahas metodologi kitab Tafsi>r al-Baid}a>wi> terdapat tiga sub 

masalah yaitu metode, pendekatan dan corak yang digunakan al-Baid}a>wi> dalam 

menyusun kitab tafsirnya. 

Untuk lebih komperehensifnya, disintesiskan dengan latar belakang dan 

tujuan al-Baid}a>wi> dalam menyusun Tafsi>r al-Baid}a>wi>, kemudian 

mempertimbangkan keistimewaan dan keterbatasannya. Untuk lebih jelasnya, lihat 

skema kerangka teoretis penelitian ini. 
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Keterangan: 

 : Pengaruh 

 : Hubungan 

F. Metodologi Penelitian 

Untuk menganalisa obyek penelitian tersebut, maka penulis akan 

mengemukakan metodologi yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian ini yang 

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

pengolahan dan analisis data. 

1. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif54 yang bersifat deskriptif.55 Penelitian ini 

berfungsi menelusuri, menggambarkan dan menguraikan metodologi yang digunakan 

oleh al-Baid}a>wi> dalam kitab tafsirnya. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

multidisipliner. Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan yang digunakan untuk 

mengkaji suatu persoalan dengan kaca mata dua atau lebih disiplin ilmu. Adapun 

pendekatan yang digunakan adalah: 

a. Pendekatan tafsiri>,56 yaitu mengkaji sebuah kitab tafsir, tentang metodologi dan 

sistematikanya, bukan pendekatan Qur’a>ni>, yaitu memahami sendiri ayat-ayat 

                                                           
54Penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah secara 

menyeluruh (holistic), dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Salah satu 
cirinya adalah deskriptif. Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XVII; 
Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002 M), h. 4-8. Bandingkan Maman, et al., eds., Metodologi Penelitian 
Agama: Teori dan Praktik (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006 M), h. 70-85. 

55Deskriptif  adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fakta secara 
sistematis, faktual, ilmiah, analisis, dan akurat. Lihat Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian 
(Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 1985 M), h. 19. Bandingkan Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 
Metodologi Penelitian (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2001 M), h. 44. 
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dalam Al-Qur’an. Dalam pendekatan Qur’a>ni>, penulis bertindak sebagai mufassir, 

sedangkan dalam pendekatan tafsi>ri, penulis sebagai pengkaji dan penelaah 

tentang metodologi dan sistematika yang digunakan oleh al-Baid}a>wi> (w.685 

H)dalam menyusun kitab tafsirnya. 

b. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang digunakan dalam memahami ajaran 

agama dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari agama dapat  

dimengerti dan dipahami secara seksama,57 yang berorientasi terhadap ontologi, 

epistemologi dan aksiologi pada sebuah permasalahan. Dalam penelitian ini, 

pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek ontologi, epistemologi dan 

aksiologi metodologi Tafsi>r al-Baid}a>wi>. 

c. Pendekatan sosiohistoris, yaitu pendekatan yang menggambarkan tentang aspek 

kehidupan pada zaman lalu58. 

Jadi, pendekatan multidisipliner  tersebut sangat relevan digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengungkap dan menyingkap metodologi yang digunakan al-

Baid}a>wi> dalam Tafsi>r al-Baid}a>wi>. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pembacaan dan penelaahan 

langsung ke data primer, kitab Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l karya al-Baid}a>wi> 

yang terdiri dari dua ji\lid. 

                                                                                                                                                                      
56Abd. Muin Salim, Mardan, Achmad Abu Bakar, Metodologi Penelitian Tafsir  Maud}u>'i> 

(Cet. I; Jakarta: Pustaka Arif, 2010), h. 90. 
57Abuddin Nata, Metodologi Penelitian Agama (Jakarta: Raja Grafindo, 2004 H), h. 43. 
58Ibid., h. 38. Lihat juga, Taufik Abdullah, Sejarah dan Masyarakat, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1987), h. 105. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan 
menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sedangkan sejarah atau 
historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan 
unsure tempat, waktu, obyek, latarbelakang, dan pelaku.  
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Penulis juga akan membaca literatur-literatur lainnya sebagai data sekunder 

yang mempunyai kaitan dengan studi pembahasan tesis ini. Untuk penulisan ayat-

ayat Al-Qur’an dan terjemahnya merujuk pada Al-Qur’an dan terjemahnya yang 

diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Data yang ditulis dan 

dikumpulkan oleh penulis akan menggunakan huruf transliterasi Arab ke Latin 

disesuaikan dengan penyebutan huruf-huruf vocal dan diftong. Penulisan ayat Al-

Qur’an menggunakan alat bantu berupa Maktabah Sya>milah dalam perangkat 

computer. Dalam penelitian ini, referensi yang digunakan dalam bentuk buku dan 

pdf  file. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan (library research)59 yang bersifat 

kualitatif, sehingga membutuhkan teknik interpretasi data. Adapun teknik 

interpretasi data dalam penelitian ini adalah: 

a. Teknik interpretasi tekstual adalah memahami data dengan melihat langsung 

teks-teksnya. Dalam penelitian ini, teknik interpretasi tersebut digunakan untuk 

memahami data primer apa adanya sesuai yang tercantum dalam kitab Anwa>r al-

Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l. 

b. Teknik interpretasi kontekstual adalah memahami data primer dalam bentuk teks-

teks dengan melihat aspek sosio-historis, atau makna di balik lafal. Dalam 

penelitian ini, teknik interpretasi tersebut digunakan untuk memahami data 

primer dengan mempertimbangkan bagaimana konteks penafsiran tersebut dan 

mengapa mufassirnya menafsirkan ayat tersebut pada masanya. 

                                                           
59Tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk mengetahui lebih detail suatu masalah dari 

referensi yang berasal dari teori-teori baik melalui data primer maupun data sekunder. Lihat Joko 
Subagyo, Metode Penelitian (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004 M), h. 109.    



24 
 

c. Teknik interpretasi intertekstual adalah memahami data primer dengan melihat 

data-data lainnya sebagai bahan pertimbangan dan komparatif. Dalam penelitian 

ini teknik interpretasi tersebut digunakan untuk memahami data primer dengan 

membandingkannya dengan data sekunder lainnya yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini adalah: 

a. Mendeskripsikan latar belakang penulisan kitab Tafsi>r al-Baid}a>wi>  

b. Mendeskripsikan sistematika pembahasan Tafsi>r al-Baid}a>wi>  

c. Mendeskripsikan karakter metodologi Tafsi>r al-Baid}a>wi>  

2.  Kegunaan Penelitian 

 Realisasi dalam penelitian ini, diharapkan akan menghasilkan kegunaan 

sebagai berikut:  

a. Kegunaan ilmiah, yakni supaya tesis ini dapat mengantar dan membantu bagi 

mereka yang menaruh minat terhadap kajian tafsir Al-Qur’an dan keragaman 

metodologinya (mana>hij al-mufassiri>n) secara umum, dan bagi peneliti tafsir 

secara khusus utamanya bagi yang ingin lebih mengenal al-Baid}a>wi> dan 

metodologi Tafsi>r al-Baid}a>wi>. 

b. Kegunaan praktis, yakni agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan 

dalam bidang metodologi tafsir (mana>hij al-mufassiri>n), khususnya mengenai 

Tafsi>r al-Baid}a>wi>. Selain itu, dapat memberi sumbangan pemikiran dan 

memperluas wawasan intelektual Islam tentang metodologi tafsir. 
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H. Garis Besar Penelitian 

Sistematika penyusunan tesis ini terdiri atas lima bab sebagai berikut: Bab 

pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, defenisi 

operasional dan ruang lingkup pembahasan, kajian pustaka, kerangka teoritis, 

metodologi penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar penelitian. 

Bab kedua, sejarah hidup al-Baid}a>wi>, mengandung pembahasan tentang 

biografi al-Baid{a>wi>, pemikiran-pemikiran Imam al-Baid{a>wi>, dan karya-karyanya. 

Bab ketiga, metodologi tafsir. Bab ini membahas uraian tentang tafsir dan 

sejarah perkembangannya, metodologi tafsir dan perkembangannya, dan unsur-unsur 

metodologi tafsir. 

Bab keempat, metodologi Tafsi>r al-Baid}a>wi>>, mencakup latar belakang 

penulisan kitab Tafsi>r al-Baid}a>wi>, sistematika pembahasan kitab Tafsi>r al-Baid{awi>, 

karakteristik metodologi kitab Tafsi>r al-Baid}a>wi> serta kontribusinya, dan 

keistimewaan dan keterbatasan Tafsi>r al-Baid}a>wi>. 

Bab kelima, penutup, terdiri atas kesimpulan dan implementasi. Diakhiri 

dengan daftar pustaka dan riwayat hidup. 
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BAB II 

MANHAJ TAFSIR 

A. Pengertian Tafsir dan Sejarah Perkembangannya 

1. Pengertian Tafsir 

Menurut Bahasa, Secara etimologi, tafsir berarti menjelaskan (al-id{ah), 

menerangkan (al-tibyan), menampakkan (al-iz{har), menyibak (al-kasyf) dan merinci 

(al-tafs\i>l). Kata tafsir terambil dari kata al-fasr yang berarti al-ibanah dan al-kasyf 

yang keduanya berarti membuka (sesuatu) yang tertutup (kasyfu al-mugat{t{a). 

Sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa kata tafsir terambil dari kata al-tafsirah, 

dan bukan dari kata al-fasr yang berarti “sebutan bagi sedikit air yang digunakan 

oleh seorang dokter untuk mendiagnonis penyakit pasien”. Sehingga tafsir berarti 

penjelasan. Mufasir dengan tafsirnya dapat membuka arti ayat, kisah-kisah dan 

sebab-sebab turunnya.1 

Menurut Syekh Manna al-Qat}t}a>n, kata tafsir mengikuti wazan “taf’il”, dari 

kata “fassara” yang berarti menerangkan, membukakan dan menjelaskan makna yang 

ma’qul.2 Al-Ragib al-Asfaha>ni (502 H/1108 M) menyatakan bahwa kata al-fasr dan 

al-safr memiliki kedekatan makna dan pengertian karena keduanya memiliki 

kemiripan lafal. Hanya, lanjut al-Ragib, kata al-fasr lazim digunakan untuk 

menjelaskan sebuah konsep atau makna yang memerlukan penalaran (al-ma’na al-

ma’qu>l), sementara kata al-safr biasa digunakan untuk menampakan benda-benda 

fisik –materi- yang bisa dikenali oleh mata kepala panca indera. 

                                                           
1Badr al-Di>n ibn Abdillah al-Zarkasyi>, Al-Burha>n fi> Ulu>m Al-Qur’a>n, (Jilid. I; Mesir, Da>r al-

Ihya> al-Kutub al-’Arabi>, 1957), h. 147. 

2Manna> al-Qat}t}a>n, Maba>his\ fi> Ulu>m Al-Qur’a>n, Mansyura>t: As{ru al-Hadi>s\, 1973), h. 277. 
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Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa tafsir 

berarti keterangan, penjelasan atau kupasan yang di pakai untuk menjelaskan 

maksud dari kata-kata yang sukar. 

Menurut Istilah: Pengertian tafsir menurut istilah ada berbagai pendapat 

ulama: 

a. Menurut Abu Hayyan 

Tafsir adalah Ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz 

Al-Qur’an, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri 

sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya 

ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya. 

b. Menurut Imam Al-Zarkasyi> (w.794 H) 

Tafsir adalah Ilmu yang menjelaskan petunjuk-petunjuk Al-Qur’an dan 

ajaran-ajaran hukum-hukum dan hikmah Allah di dalam mensyariatkan hukum-

hukum kepada umat manusia dengan cara yang menarik hati, membuka jiwa, dan 

mendorong orang untuk mengikuti petunjuk-Nya. Pengertian inilah yang lebih layak 

disebut sebagai tafsir.3 

c. Menurut al-Kilabi di dalam kitabnya al-Tashil 

Mensyarahkan Al-Qur’an, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang 

dikehendakinya dengan nashnya atau dengan isyaratnya ataupun dengan tujuannya”. 

Menurut hakikatnya tafsir adalah “Mensyarahkan lafaz yang sulit dipahami 

oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksud.Yang demikian itu 

adakalanya dengan menyebut muradifnya atau yang mendekatinya atau ia 

                                                           
3Al-Zarkasyi>, op. cit., Jilid II, h. 164. 
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mempunyai petunjuk kepadanya melalui beberapa petunjuk” seperti yang 

diungkapkan asy-Syaikh T{a>hir al-Jazairi. 

2. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Tafsir 

Pada saat Al-Qur’an di turunkan, Rasulullah saw. yang berfungsi sebagai 

mubayyin (pemberi penjelasan), menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang 

arti dan kandungan Al-Qur’an, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak di 

pahami dan samar artinya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafatnya Rasul. 

Walaupun harus diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semua kita ketahui akibat 

tidak sampainya riwayat-riwayat tentangnya atau karena memang Rasul sendiri 

tidak menjelaskan semua kandungan Al-Qur’an.4 

Pada masa Rasul para sahabat menanyakan persoalan-persoalan yang tidak 

jelas kepada beliau, maka setelah wafatnya, mereka terpaksa melakukan ijtihad, 

khususnya mereka yang mempunyai kemampuan seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu 

Abbas, Ubay bin Ka’ab, dan Ibnu Mas’ud.5 

Sementara sahabat ada pula yang menanyakan beberapa masalah, khususnya 

sejarah Nabi-Nabi atau kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Qur’an kepada tokoh-

tokoh ahlul kitab yang telah memeluk agama Islam, seperti Abdullah bin Salam, 

Ka’ab al-Akhbar, dan lain-lain. Inilah yang merupakan benih lahirnya Israiliyyat.6 

Di samping itu, para tokoh tafsir dari kalangan sahabat yang disebutkan di 

atas mempunyai murid-murid para tabi’in, khususnya di kota-kota tempat mereka 

                                                           
4Quraisy Shihab,  op. cit., h.71. 

5Ibid.  

6Ibid.  
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tinggal. Sehingga lahirlah tokoh-tokoh tafsir baru dari kalangan tabi’in di kota-kota 

tersebut, seperti: 

a. Sa’id bin Jubair, Mujahid bin Jabr, di Makkah, yang ketika itu berguru kepada 

Ibnu Abbas. 

b. Muh}ammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam, di Madinah, yang ketika itu berguru 

kepada Ubay bin Ka’ab. Dan 

c. Al-Hasan Al-Bas}ri, Amir al-Sya’bi, di Irak, yang ketika itu berguru kepada 

Abdullah bin Mas’ud. 

Gabungan dari tiga sumber di atas, yaitu penafsiran Rasulullah, penafsiran 

sahabat-sahabat, serta penafsiran tabi’in, dikelompokkan menjadi satu kelompok 

yang dinamai Tafsir bi al-Ma’s\u>r. Dan masa ini dapat di jadikan periode pertama 

dari perkembangan tafsir.7 

Berlakunya periode pertama tersebut dengan berakhirnya masa tabi’in, 

sekitar tahun 150 H, merupakan periode kedua dari sejarah perkembangan tafsir. 

Pada mulanya usaha pentafsiran ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan ijtihad 

masih sangat terbatas dan terikat dengan kaidah-kaidah bahasa serta arti-arti yang di 

kandung satu kosa kata. Namun sejalan dengan perkembangan zaman yang tak bisa 

di bendung lagi, Al-Qur’an terus memberikan peluang berbagai macam pentafsiran, 

seperti yang di katakan oleh ‘Abdullah Darras dalam an-Naba’ al-Az}im: 

“Bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda 
dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut yang lain, dan tidak mustahil jika 
anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih 
banyak dari apa yang anda lihat.”8 

                                                           
7Ibid.  

8Abdullah Darras, al-Naba>’  al-Az}i>m, (Mesir: Da>r al-‘Urubah, 1960), h. 111. 
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Sehingga muncullah berbagai corak penafsiran antara lain: corak sastra 

bahasa, corak filsafat dan teologi, corak penafsiran ilmiah, corak fiqih atau hokum, 

corak tasaw.uf, corak sastra budaya kemasyarakatan.  Dari segi perkembangan 

kodifikasi (penulisan) penafsiran dapat di golongkan menjadi tiga periode:9 

Periode I, yaitu pada masa Rasulullah Saw., sahabat, dan permulaan masa 

tabi’in, di mana tafsir belum tertulis dan secara umum periwayatan ketika itu 

tersebar secara lisan. 

Periode II, bermula dengan kodifikasi hadis secara resmi pada masa 

pemerintahan ‘Umar ibn Abdul ‘Aziz (99-101 H). Tafsir ketika itu ditulis bergabung 

dengan penulisan hadis-hadis, dan dihimpun dalam satu bab seperti bab-bab hadis, 

walaupun tentunya penafsiran yang ditulis itu umumnya adalah Tafsir bi Al-Ma’s\u>r. 

Dan periode III, dimulai dengan penyusunan kitab-kitab tafsir secara khusus 

dan berdiri sendiri, yang oleh sementara ahli diduga dimulai oleh al-Farra’ (w.207 

H). Dengan kitabnya yang berjudul Ma’a>ni Al-Qur’a>n. 

Di lain segi, sejarah perkembangan tafsir dapat pula ditinjau dari sudut 

metode penafsiran. Walaupun disadari bahwa setiap mufassir mempunyai metode 

yang berbeda-beda dalam perincianya dengan mufassir lain. Namun secara umum 

dapat diamati sejak periode ketiga dari penulisan kitab-kitab tafsir sampai tahun 

1960, para mufassir menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an secara ayat demi ayat, sesuai 

dengan susunan dalam mushaf. Penafsiran yang berdasarkan perurutan mushaf ini 

dapat menjadikan petunjuk-petunjuk Al-Qur’an terpisah-pisah, serta tidak disodor-

kan kepada pembacanya secara utuh dan menyeluruh. Memang satu masalah dalam 

Al-Qur’an sering dikemukakan secara terpisah dan dalam beberapa surat. Ambilllah 

                                                           
9Quraisy Shihab, op. cit., h. 71.  
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dalam masalah riba, yang dikemukakan dalam surat al-Baqarah (2: 275, 276, 278, 

279), Ali Imran (3: 130), Al-Nisa’ (4: 161) dan al-Rum (30: 390), sehingga untuk 

mengetahui pandangan Al-Qur’an secara menyeluruh dibutuhkan pembahasan yang 

menyeluruh dan mencakup ayat-ayat tersebut dalam surat yang berbeda-beda. 

Disadari pula oleh para Ulama khususnya al-Syat}ibi (w. 1388 M), bahwa setiap surat 

walaupun permasalahanya berbeda-beda, namun ada satu sentral yang mengikat dan 

menghubungkan masalah-masalah tersebut. Dan pada bulan Januari 1960, Syaikh 

Mahmud Syalt}ut menyusun kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur’an al-Karim, dalam 

bentuk penerapan ide yang dikemukakan oleh al-Syat}ibi tersebut Syalt}ut tidak lagi 

menafsirkan ayat demi ayat, tetapi membahas surat demi surat, atau bagian-bagian 

tertentu dalam surat, kemudian merangkainya dengan tema sentral yang terdapat 

dalam satu surat tersebut. Metode ini diberi nama (maud}u>’i).10 

Namun apa yang di tempuh oleh Syalt}ut belum menjadikan pembahasan 

mengenai petunjuk Al-Qur’an yang dipaparkan secara menyeluruh, karena seperti 

yang telah dikemukakan di atas, bahwa satu masalah bisa ditemukan dalam berbagai 

surat. Atas dasar ini timbul ide untuk menghimpun semua ayat yang berbicara 

tentang satu masalah tertentu, kemudian mengaitkan satu dengan yang lain, dan 

menafsirkan secara utuh dan menyeluruh. Ide ini di Mesir dikembangkan oleh 

Ahmad Sayyid al-Kumi pada akhir tahun 60-an. Ide ini pada hakikatnya merupakan 

kelanjutan dari metode Maud{u>‘i mempunyai dua pengertian: 

Pertama, penafsiran menyangkut satu surat dalam Al-Qur’an dengan 

menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, 

serta menhubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut 

                                                           
10Ibid., h. 73-74.  
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antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat 

tersebut dengan berbagai masalah-masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. 

Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an yang 

membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat Al-Qur’an dan yang 

sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan 

pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk Al-Qur’an 

secara utuh tentang masalah yang dibahas itu. 

Demikian perkembangan penafsiran Al-Qur’an dari segi metode, yang dalam 

hal ini ditekankan menyangkut pandangan terhadap pemilihan ayat-ayat yang 

ditafsirkan (yaitu menurut urut-urutannya). 

B. Pengertian Manhaj Tafsir dan Sejarah Perkembangannya 

Kata Manhaj Tafsir merupakan kata gabung yang terdiri dari dua kata, yaitu  

“Manhaj” dan “Tafsir”. Adapun pengertian kedua kata tersebut sebagai berikut: 

1. Pengertian Manhaj Tafsir 

Kata manhaj merupakan salah satu bentuk kata dari akar kata nahaja yang 

berarti jalan yang terang.11 Sehingga kalimat intahaja al-t}ari>q diartikan dengan 

“mengikuti atau melalui”,12 yang memberikan indikasi bahwa sudah ada petunjuk 

                                                           
11Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-’Arab, jil. II (Kairo: Da>r al-H{adi>s\, 2002), h. 383. 

12A.W. Munawwir, op. cit, h. 1468. Dalam pemakaian bahasa Arab, kata tersebut sinonim 
dengan kata t}ari>qah, hanya saja H. Abd. Muin Salim menjelaskan bahwa kata Manhaj lebih dimaknai 
pada aspek dasar dan cara kerjanya, sementara kata T{ari>qah lebih dimaknai pada aspek 
operasionalnya. 



33 
 

atau rambu-rambu mengenai jalan yang dilalui itu. Karena itulah kata manhaj lebih 

dimaknai sebagai cara dan metode.13  

Pengertian secara bahasa ini tidak jauh berbeda dengan makna kata metode 

itu sendiri. Sebab kata tersebut dikutip dari bahasa Inggris yaitu method, di mana 

kata methode ini tersusun dari kata Latin meta dan hodos. Masing-masing, meta 

berarti sesudah ( مات ) atau jalan; sedangkan kata hodos berarti petunjuk ( ھدى ). 

Gabungan kedua kata tersebut membentuk kata majemuk methodos yang berarti 

suatu cara mengerjakan sesuatu obyek.14 

Adapun kata al-mufassiri>n, ia merupakan ism al-fa>‘il dari akar kata fassara-

yufassiru-tafsi>ran yang berarti menyingkapkan maksud suatu lafal yang musyki>l dan 

pelik atau memberikan penjelasan. Sebab kata al-fasr itu sendiri berarti menyingkap 

yang tertutup, keadaan nyata dan jelas.15 Hanya saja kata tafsi>r dalam kebanyakan 

penggunaan kesehariannya dan itulah yang dimaksud dalam makalah ini adalah 

memberikan penjelasan atau upaya memahami Al-Qur’an.16 Oleh karena itu, al-

Mufassi>r adalah orang yang melakukan upaya untuk memahami Al-Qur’an 

(tadabbur) atau orang yang berupaya menjelaskan makna dan kandungannya. 

                                                           
13Ibid.  

14H. Abd. Muin Salim, Metodologi Tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistemologis (Orasi 
Pengukuhan Guru Besar), (Makassar: IAIN Alauddin, 1999), h. 9.   

15Ibn Manz}u>r, op. cit., jil. V, h. 55. 

16Pada dasarnya ulama tidak sependapat dalam memberikan pengertian istilah tafsir. Hal itu 
disebabkan perbedaan pendekatan yang mereka pergunakan. Hanya saja dari sekian banyak defenisi 
itu, setidaknya dapat disimpulkan dalam dua pengertian utama. Pertama, tafsir adalah pengetahuan 
atau ilmu yang berkenaan dengan kandungan Al-Qur’an dan ilmu-ilmu yang dipergunakan untuk 
memperolehnya. Kedua, tafsir adalah cara kerja ilmiah untuk mengeluarkan pengertian-pengertian, 
hukum-hukum, dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Qur’an. Lihat Badr al-Di>n 
Muh}amad bin ‘Abdilla>h al-Zarka>syi>, al-Burha>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, op. cit, h. 13. Dan Muh}ammad 
Rasyi>d Rid}a>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-H{aki>m, jil. I (Mesir, Da>r al-Mana>r, 1377 H), h. 17.   
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Berdasarkan pengertian kedua kata di atas, maka manhaj al-mufassiri>n 

diartikan sebagai cara kerja atau metode yang dipergunakan oleh seseorang untuk 

menafsirkan Al-Qur’an. 

Namun sebelum lebih jauh melihat apa dan bagaimana manhaj al-mufassiri>n 

itu, alangkah baiknya bila kata ini saling diperhadapkan dengan kata manhaj al-tafsi>r 

atau metodologi tafsir. Sebab keduanya saling terkait bahkan sulit untuk dipisahkan 

karena metodologi tafsir itulah yang menjadi cara yang ditempuh oleh para mufassir 

dalam menafsirkan Al-Qur’an. Hanya saja metodologi tafsir merupakan suatu sistem 

pengetahuan tentang cara menafsirkan Al-Qur’an, baik dari segi makna-makna, 

hukum-hukum, dan hikmah-hikmah yang dikandungnya.17 Di antara metodologi 

tafsir ini yaitu metode pendekatan, metode pengumpulan data, analisis data, tehnik 

interpretasi, dan kesimpulan. Sementara manhaj al-mufassiri>n lebih ditekankan pada 

cara dan metode yang dipergunakan seorang mufasir sejak Al-Qur’an itu diturunkan 

oleh Allah swt.  

2. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Manhaj Tafsir 

Al-Qur’an merupakan sumber ajaran islam. Kitab Suci itu, menempati 

sentral, bukan saja dalam perkembangan limu-ilmu keislaman, tetapi juga 

merupakan inspirator, pemandu dan pemadu gerakan-gerakan umat Islam sepanjang 

empat belas abad sejarah pergerakan umat ini.18 

Jika demikian itu halnya, maka pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur’an, 

melalui penafsiran-penafsirannya, mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju- 

                                                           
17Mardan, Al-Qur’an: Sebuah Pengantar Memahami Al-Qur’an Secara Utuh (Jakarta: 

Pustaka Mapan, 2009), h. 278.  

18Quraisy Shihab, op. cit., h. 83.  
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mundurnya umat. Sekaligus, penafsiran-penafsiran itu dapat mencerminkan perkem-

bangan serta corak pemikiran mereka.19 

Berikut ini akan dikemukakan selayang pandang tentang perkembangan 

metode penafsiran, keistimewaan, dan kelemahannya, menurut tinjauan kaca mata 

kita yang hidup pada abad ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta era 

globalisasi dan informasi.20 

Metode tafsir yang telah diperkenalkan dan diterapkan oleh para pakar Al-

Qur’an yang ditemukan bahwa pada dasarnya -setelah gagal menemukan penjelasan 

Nabi saw.- mereka merujuk kepada penggunaan bahasa dan syair-syair Arab. 

Kalaulah kita berpendapat bahwa al-Farra> (w. 207 H) merupakan orang pertama 

yang mendiktekan tafsirnya Maa>ni> Al-Qur’a>n, kita dapat melihat bahwa faktor 

kebahasaan yang menjadi landasan kokoh dalam tafsirnya, demikian pula al-T{abari> 

(w. 310 H) yang memadukan antara riwayat dan bahasa.21 

Mengandalkan metode ini jelas memiliki keistimewaan namun namun juga 

memiliki kelemahan. 

Keistimewaannya, antara lain adalah: 

a. Menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Qur’an 

b. Memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya 

c. Mengikat mufassir dalam bingkai teks ayat-ayat, sehingga membatasinya 

terjerumus dalam subjektivitas berlebihan. 

                                                           
19Ibid.  

20Ibid.  

21Ibid., h. 84. 
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Di sisi lain kelemahan yang terlihat dalam kitab-kitab tafsir yang 

mengandalkan metode ini adalah: 

a. Terjerumusnya sang mufassir dalam uraian kebahasaan dan kesusasteraan yang 

bertele-tele sehingga pesan pokok Al-Qur’an menjadi kabur dicelah uraian itu 

b. Sering kali konteks turunnya ayat (asba>b al-nuzu>l) atau sisi kronologis turunnya 

ayat-ayat hukum yang dipahami dari uraian nasikh mansukh hamper  dapat 

dikatakan terabaikan sama sekali, sehingga ayat-ayat tersebut bagaikan turun 

bukan dalam satu masa atau berada di tengah-tengah masyarakat tanpa budaya.      

C. Unsur-unsur Metodologi Tafsir 

Pada pembahasan tentang unsur-unsur manhaj tafsir, penulis membaginya 

dalam beberapa sub pembahasan di antaranya: objek dan natijah tafsir, sumber-

sumber tafsir, sifat tafsir, dan teknik interpretasi. Untuk lebih jelasnya sebagai 

berikut:  

1. Objek dan Natijah Tafsir 

Sebagaimana penjelasan terdahulu bahwa tafsir adalah upaya dalam 

memahami dan menjelaskan kandungan Al-Qur’an. Ini berarti bahwa yang menjadi 

objek tafsir adalah ayat-ayat Al-Qur’an. 

Abd  Muin Salim dalam metodologi tafsir, membagi objek tafsir pada dua 

segi, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah saw., yaitu objek material tafsir dan objek 

formal tafsir. Adapun penjelasan kedua objek tafsir tersebut sebagai berikut: 
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a. Objek material tafsir  

Penelitian terhadap hadis-hadis tafsir menunjukkan bahwa objek tafsir 

material atau sasaran tafsir Rasulullah saw., tidaklah terbatas pada kosa kata22 

(mufradat Al-Qur’an), tetapi juga klausa23 (jumlah mufidah Al-Qur’an), dan frase24 

(syibh jumlah Al-Qur’an) yang merupakan bagian dari sebuah ayat. Dengan begitu 

maka penelitian tafsir dapat menghasilkan pengertian-pengertian ataupun konsepsi-

konsepsi (teori-teori) Qurani.25 

Hal ini dapat dilihat pada penafsiran Rasulullah saw., sebagai berikut: 

Contoh hadis yang mengandung kosa kata sebagai objek dapat ditemukan dalam 

hadis Ibnu  Ma>jah sebagai berikut: 

إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ «  -صلى االله عليه وسلم-عَنِ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

  .26كُمُ ادْعُونىِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ قَـرأََ وَقاَلَ رَبُّ  ثمَُّ . »الْعِبَادَةُ 

Artinya: 

Dari Nu’ma>n bin Basyi>r berkata, Rasulullah saw., bersabda sesungguhnya doa 
itu adalah Ibadah, kemudian membaca dan tuhanmu berfirman: "berdoalah 
kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu". 

Rasulullah dalam hadis ini menafsirkan kata  ُعَاء  :dalam Q.S. al-Mu’min/40 الَدُّ

60, sebagai ibadah. Contoh klausa yang menjadi objek tafsir misalnya dalam Q.S. al-

                                                           
22Kosa kata adalah perbendaharaan kata; vokabuler. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., h. 813. 

23Klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri 
dari subjek dan predikat yang berpotensi menjadi kalimat. Ibid., h. 283.   

24Frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Ibid., h. 423.   

25Abd. Muin Salim, op. cit.,  h. 18.  

26Abu> ‘Abdillah Muh}ammad ibn Ya>zid al-Qazwi>ni> al-Sya>hir bi Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah}, 
(Juz. II, Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 1258.  
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Baqarah/ 2: 143 dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ma>jah sebagai 

berikut: 

 وَيجَِيءُ  جُلاَنِ الرَّ  وَمَعَهُ  النَّبيُِّ  يجَِيءُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  سَعِيدٍ  أَبيِ  عَنْ 

 قَـوْمُهُ  فَـيُدْعَى نَـعَمْ  فَـيـَقُولُ  قَـوْمَكَ  بَـلَّغْتَ  هَلْ  لَهُ  فَـيُـقَالُ  وَأقََلُّ  ذَلِكَ  مِنْ  وَأَكْثَـرُ  الثَّلاَثةَُ  وَمَعَهُ  النَّبيُِّ 

 محَُمَّدٍ  أمَُّةُ  فَـتُدْعَى مَّتُهُ وَأُ  محَُمَّدٌ  فَـيـَقُولُ  لَكَ  يَشْهَدُ  مَنْ  فَـيُـقَالُ  لاَ  فَـيـَقُولُونَ  بَـلَّغَكُمْ  هَلْ  فَـيُـقَالُ 

 أَنَّ  بِذَلِكَ  نبَِيُّـنَا أَخْبـَرَناَ فَـيـَقُولُونَ  بِذَلِكَ  عِلْمُكُمْ  وَمَا فَـيـَقُولُ  نَـعَمْ  فَـيـَقُولُونَ  هَذَا بَـلَّغَ  هَلْ  فَـيُـقَالُ 

نَاهُ  بَـلَّغُوا قَدْ  الرُّسُلَ  قـْ  شُهَدَاءَ  لتَِكُونوُا وَسَطاً أمَُّةً  جَعَلْنَاكُمْ  كَ وكََذَلِ  تَـعَالىَ  قَـوْلهُُ  فَذَلِكُمْ  قاَلَ  فَصَدَّ

  27شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  الرَّسُولُ  وَيَكُونَ  النَّاسِ  عَلَى
Artinya: 

Dari Abu Said berkata, bersabda Rasulullah saw., Nabi datang  bersama 
dengannya dua orang laki-laki, kemudian Nabi datang bersama tiga orang dan 
lebih banyak lagi dari itu, kemudian ditanyakan kepadanya Apakah engkau 
telah menyampaikan berita kepada kaummu, ia menjawab iya, maka 
dipanggillah kaumnya, kemudian ditanyakan kepada kaum itu apakah telah 
disampaikan kepada kalian? Maka mereka menjawab tidak. Kemudian ditanya 
siapa yang menyaksikan kamu? Lalu mereka menjawab Muh}ammad dan 
umatnya. Maka dipanggillah umat Muh}ammad, kemudian ditanya Apakah 
telah sampai kepadamu berita ini?, mereka menjawab iya, kemudian ditanya 
lagi, apakah yang kamu ketahui tentang pernyataan tersebut, mereka 
menjawab telah diberitakan kepada kami tentang pernyataan tersebut bahwa 
sesungguhnya para Rasul telah menyampaikan Risalah maka kami 
membenarkannya. Bersabda Rasulullah itulah makna  َلتَِكُونوُا وَسَطاً أمَُّةً  جَعَلْنَاكُمْ  وكََذَلِك 

شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  الرَّسُولُ  وَيَكُونَ  النَّاسِ  عَلَى شُهَدَاءَ             

Dalam hadis ini nampak bahwa klausa dalam ayat النَّاسِ  عَلَى اءَ شُهَدَ  لتَِكُونوُا  

ditafsirkan dengan menggambarkan suasana di hari kemudian. Ketika itu ada 

segolongan umat yang tidak mengakui pernyataan  nabi mereka. Maka umat Nabi 

Muh}ammad yang akan menjadi saksi di antara mereka.28 

                                                           
27Ibid., h. 1432.  

28Abd. Muin Salim, op. cit.,  h. 18.  
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Adapun contoh frase yang menjadi obyek tafsir misalnya pada frase شأن في  

dalam Q.S. al-Rahman/55: 29 dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Ma>jah sebagai  berikut: 

رْدَاءِ  أَبيِ  عَنْ  }  شَأْنٍ  فيِ  هُوَ  يَـوْمٍ  كُلَّ {  تعالى قوله في وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبيِِّ  عَنِ  -: الدَّ

 قَـوْمًا وَيَـرْفَعَ  كَرْباً، وَيُـفَرِّجَ  ذَنْـبًا يَـغْفِرَ  أَنْ  شَأْنهِِ  مِنْ ( قاَلَ )  29 الآية/  الرحمن سورة/  55( 

   29) آخَريِنَ  وَيَضَعَ 

Artinya: 

Dari Abu> Darda’ dari Nabi saw., pada firman Allah “Kulla Yaumin Huwa Fi 
Sya’n”, bersabda: di antara urusanNya adalah mengampuni dosa, 
menghilangkan kesulitan hambaNya, mengangkat derajat suatu kaum serta 
menjatuhkan kaum yang lain. 

Contoh sebuah ayat yang ditafsirkan secara utuh oleh Rasulullah saw., 

misalnya yang terdapat dalam Q.S. Qa>f/50: 39, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam 

kitabnya sebagai berikut: 

 إِلىَ  فَـنَظرََ .  سَلَّمْ  وَ  عَلَيْهِ  االله صَلَّى االله رَسُوْلَ  عِنْدَ  جُلُوْسًا كُنَّا قاَلَ  -: االلهٍ  عَبْدِ  بْنُ  جَريِْرٍ  عَنْ 

لَةَ  الْقَمَرِ   فإَِنِ  رُؤْيتَِهِ، فيِ  تُضَامُونَ  هَذَاالقمرلا تَـرَوْنَ  كَمَا رَبَّكُمْ  رَوْنَ سَت ـَ إِنَّكُمْ : " فَـقَالَ  الْبَدْرِ، ليَـْ

:  قَـرأََ  ثمَُّ  ،" فاَفـْعَلُوا ، الْغُرُوبِ  وَقَـبْلَ  ، الشَّمْسِ  طلُُوعِ  قَـبْلَ  صَلاةٍ، عَنْ  تُـغْلَبُوا لا أَنْ  اسْتَطعَْتُمْ 

  30}الْغُرُوبِ  وَقَـبْلَ  الشَّمْسِ  طلُُوعِ  قَـبْلَ  رَبِّكَ  بحَِمْدِ  وَسَبِّحْ {

Artinya:  

Dari Jari>r bin ‘Abdillah berkata kami duduk-duduk bersama Rasulullah saw., 
ketika beliau memandang ke bulan purnama, beliau berkata bahwa 
sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan sebagaimana kalian melihat bulan 
ini. Kalian tidak di jamin dalam melihat Allah. Barang siapa diantara kalian 
yang mampu untuk tidak lalai dalam melaksanakan salat sebelum terbit 
matahari dan sebelum terbenam matahari maka lakukanlah. 

                                                           
29Abu> ‘Abdillah Muh}ammad ibn Ya>zid al-Qazwi>ni> al-Sya>hir bi Ibn Ma>jah, op. cit., Juz. I, h. 

73.  

30Ibid., Juz. I. h. 63  



40 
 

Dari beberapa contoh di atas, kenyataannya bahwa penafsiran sebuah ayat 

dapat dimulai dan dilaksanakan dalam bentuk interpretasi kosa kata (syarah} 

mufrada>t), dan interpretasi frase (syarah} syibh jumlah), serta interpretasi klausa 

(syarah} jumlah), bahkan interpretasi ayat (syarah} ayat). 

Jika dikaitkan dengan ungkapan yang ditafsirkan, maka terdapat tiga 

kemungkinan hubungan antara natijah dan ungkapan, yaitu hubungan padanan, 

hubungan kelaziman, dan hubungan ucapan.31 Atas dasar ini tafsir Rasulullah saw., 

dapat dibedakan atas: 

1) Baya>n muta>biq, yaitu tafsir yang menghasilkan natijah yang sepadan dengan 

ungkapannya, antara makna dan ungkapan terdapat keadaan yang tidak lebih 

dan tidak berkurang sehingga keduanya pas dan tepat satu sama lain. Misalnya 

Q.S. al-Baqarah/2: 238 sebagai berikut: 

  )٢٣٨(ظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للَِّهِ قاَنتِِينَ حَافِ 
Terjemahnya: 

Peliharalah semua salat, dan salat wust}a, dan laksanakanlah (salat) karena 
Allah dengan khusyuk.32 

Ungkapan  ُطىَالْوُس صَلاَة  dalam ayat di atas, ditafsirkan dengan sembahyang 

asar. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut: 

 الصَّلاةَِ  عَنِ  شَغَلُوناَ«  الأَحْزاَبِ  يَـوْمَ  -وسلم عليه االله صلى- اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ  قَالَ  عَلِىٍّ  عَنْ 

 33» ناَراً وَقُـبُورَهُمْ  بُـيُوتَـهُمْ  اللَّهُ  مَلأَ  رِ الْعَصْ  صَلاةَِ  الْوُسْطَى

 

                                                           
31Abd. Muin Salim, Beberapa Aspek Metodologi Tafsir Alquran (Ujung Pandang: Lembaga 

Studi Kebudayaan Islam, 1990), h. 49.  

32Departemen Agama RI, op. cit., h. 39 

33Abu> al-H}usain Muslim ibn al-H{ajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, al-Ja>mi’ al-S{ah{i>h}, (Jilid. II; 
Beiru>t: Da>r al-Jeil, t. Th.), h. 112.  
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Artinya: 

 Dari Ali berkata, pada waktu perang Ahzab Rasulullah saw. bersabda mereka 
telah menyebabkan kita lalai dari sembahyang pertengahan, sembahyang asar. 
Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan mereka dengan 
api.  

2) Baya>n mula>zim, yaitu tafsir yang memberikan konsep atau ide-ide yang 

merupakan unsur yang lazim mesti ada dalam kandungan lafaz atau kalimat. 

Misalnya Ibadah ( العبادة ) dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-

Turmu>z}i> sebagai penjelasan terhadap kata al-Du’a (  ُعَاء -dalam Q.S al ( الَدُّ

Baqarah/2: 186, dalam hadis sebagai berikut: 

 قَـرأََ  ثمَُّ  الْعِبَادَةُ  هُوَ  الدُّعَاءُ  يَـقُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبيَِّ  سمَِعْتُ  قاَلَ  بَشِيرٍ  بْنِ  النـُّعْمَانِ  عَنْ 

 دَاخِريِنَ  جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُونَ  عِبَادَتيِ  عَنْ  يَسْتَكْبرِوُنَ  الَّذِينَ  إِنَّ  لَكُمْ  أَسْتَجِبْ  ادْعُونيِ  رَبُّكُمْ  وَقاَلَ 

  34 صَحِيحٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  هَذَا عِيسَى أبَوُ قاَلَ 

Artinya:  

Dari Nu’ma>n ibn Basyi>r, ia berkata “aku telah mendengar Nabi saw. bersabda: 
doa itu adalah ibadah” kemudian ia berkata (membaca ayat): ‘dan Tuhan kamu 
berfirman: berdoalah kepadaku, aku perkenankan untukmu. Sesungguhnya 
orang-orang yang merasa dirinya banyak beribadah kepadaku akan memasuki 
neraka jahannam, dalam keadaan hina.” Abu> ‘Isa al-Turmu>z}i> mengatakan hadis 
ini h}asan s}ahih. 

3) Baya>n tad}a>mun, yaitu tafsir yang memberikan konsep atau ide yang tercakup 

dan merupakan bagian dari pengertian yang lebih luas yang ada dalam lafaz 

atau ungkapan yang ditafsirkan. Misalnya Q.S. Ibrahim/ 14: 27 sebagai 

berikut: 

نْـيَا وَفيِ الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ يُـثبَِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ   الحْيََاةِ الدُّ
    )٢٧(الظَّالِمِينَ وَيَـفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ 

                                                           
34Abu> ‘I<sa> Muh}ammad ibn S|awrat al-Turmu>z}i, al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h}: Sunan al-Turmu>z}i, juz V  

(Beiru>t: Da>r al-Ih}ya>’ al-Turas\, t.th.), h. 211. 
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Terjemahnya: 

Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang 
teguh itu, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan 
orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki.35 

Ungkapan akhirat (الأخَِرَة) dalam ayat ini ditafsirkan dengan konsep kubur 

 sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Turmu>zi> sebagai (الَْقبَْرُ )

berikut: 

 باِلْقَوْلِ  آمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  يُـثبَِّتُ {  االله قَـوْلِ  فيِ  سلم و عليه االله صَلَّى النَّبيِِّ  عَنِ :  الْبـَرَّاء عَنِ 

نْـيَا الحْيََاةِ  فيِ  الثَّابِتِ   نبَِيُّكَ؟ مَنْ  مَادِينُكَ  رَبُّكَ  مَنْ  لهَُ  قِيْلَ  إِذَا الْقَبرِْ  فيِ  قاَلَ }  ةِ الآخِرَ  وَفيِ  الدُّ

 36 صَحِيْحٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  هذَا عِيْسَى أبَوُ قاَلَ 

Artinya: 

Dari Barra’ dari Nabi saw., pada firman Allah swt, “Allah meneguhkan (iman) 
orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu, dalam kehidupan di 
dunia dan di akhirat” Rasulullah bersabda di kubur apabila di tanyakan 
kepadanya: “siapa tuhanmu, dan apa agamamu dan siapa Nabi mu. Abu> ‘I>sa 
berkata hadis ini h}asan s}ah}i>h. 

 Konsep kubur sesungguhnya hanyalah bahagian dari pengertian yang 

terkandung dalam lafaz akhirat. Al-Qur’an sendiri menyebut adanya hari 

kebangkitan, kehidupan dalam surga dan neraka. Tegasnya konsep akhirat mencakup 

seluruh aspek kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, sementara kehidupan dalam 

kubur adalah awal dari kehidupan akhirat. 

b. Objek Formal Tafsir 

Pada sisi lain, hadis-hadis Rasulullah saw., memperlihatkan objek formal 

tafsir. Penelitian yang dilakukan ternyata menunjukkan bahwa objek tafsir tidak 

hanya mencakup masalah keagamaan (kepercayaan, hukum dan akhlak), tetapi juga 

                                                           
35Departemen Agama RI, op. cit., h. 259.   

36Abu> al-H}usain Muslim, op. cit., Juz V, h. 295.   
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masalah-masalah kemasyarakatan, masalah futurologi, masalah kefilsafatan, bahkan 

pengetahuan alam seperti falak dan pengobatan.37  

Penulis hanya mengetengahkan beberapa contoh yang mewakili dari objek 

formal tafsir sebagai berikut: 

1) Contoh penafsiran hadis Rasulullah saw., tentang masalah kepercayaan 

sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Ma>jah dari ‘Ali bin Abi> T}a>lib 

sebagai berikut: 

نْ ع  فيِ  فَـنَكَتَ  عُودٌ  وَبيَِدِهِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبيِِّ  عِنْدَ  جُلُوسًا كُنَّا -:   قال عَلِيِّ  َ

 مِنْ  وَمَقْعَدُهُ  الجْنََّةِ  مِنْ  دُهُ مَقْعَ  كُتِبَ  وَقَدْ  إِلاَّ  أَحَدٍ  مِنْ  مِنْكُمْ  مَا( فَـقَالَ  رأَْسَهُ  رَفَعَ  ثمَُّ  الأَْرْضِ 

 ثمَُّ ) لَهُ  خُلِقَ  لِمَا مُيَسَّرٌ  فَكُلٌّ  تَـتَّكِلُوا وَلاَ  اعْمَلُوا. لاَ ( قاَلَ  نَـتَّكِلُ؟ أفََلاَ  اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ قِيلَ  ِ)النَّار

 وكََذَّبَ  وَاسْتـَغْنىَ  بخَِلَ  مَنْ  وَأمََّا للِْيُسْرَى فَسَنُـيَسِّرهُُ  باِلحُْسْنىَ  وَصَدَّقَ  وَاتَّـقَى أَعْطَى مَنْ  فأََمَّا{ قَـرأََ 

   38) 10 - 5 الأيات/  اللَّيْلِ  سُوْرةَُ /  12. ( }  للِْعُسْرَى فَسَنُـيَسِّرهُُ  باِلحُْسْنىَ 

 Artinya:  

Dari ‘Ali berkata kami duduk-duduk di sisi Rasulullah saw., dan ditangannya 
ada dahan kayu, sambil memukul mukulkannya ke tanah, kemudian 
mengangkat kepalanya dan bersabda “setiap orang diantara kamu, sungguh 
telah ditetapkan tempat duduknya  di dalam surga dan tempat duduknya di 
neraka”, kemudian para sahabat bertanya apakah kami harus berserah diri saja? 
Nabi menjawab “tidak”, bahkan bekerjalah dan jangan berserah diri saja,  
karena tiap orang akan memperoleh kemudahan dalam berbuat untuk mencapai 
apa yang telah disediakan untuk dirinya. Kemudian Nabi berkata “adapun 
orang yang memberikan (harta-nya di jalan Allah) dan bertakwa, dan 
membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka kami kelak akan 
menyiapkan baginya jalan yang mudah, dan adapun orang-orang yang bakhil 
dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik maka kelak 
kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. 

                                                           
37Abd. Muin Salim, Metodologi, h. 22-23.  

38Ibn Majah, op. cit., Juz. I, h. 30.  
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2) Contoh penafsiran hadis Rasulullah saw., berkenaan tentang masalah falak, 

dalam Q.S. Yasin/36: 38. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan 

oleh al-Bukha>ri, al-Turmu>z\i>, dan al-Baiha>qi> dari Abu> Mu>sa al-Asy’ari> 

sebagai berikut: 

 جَالِسٌ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى وَالنَّبيُِّ  الشَّمْسُ  غَابَتْ  حِينَ  الْمَسْجِدَ  دَخَلْتُ :  قاَلَ  ذَرٍّ  أَبيِ  عَنْ 

 تَسْتَأْذِنُ  تَذْهَبُ  فإَِنَّـهَا:  قاَلَ  أعَْلَمُ  وَرَسُولهُُ  اللَّهُ  تُ قُـلْ  ؟ هَذِهِ  تَذْهَبُ  أيَْنَ  أتََدْريِ ذَرٍّ  أبَاَ ياَ فَـقَالَ 

 قَـرأََ  ثمَُّ  قاَلَ  مَغْرِِ�اَ مِنْ  فَـتَطْلُعُ  جِئْتِ  حَيْثُ  مِنْ  اطْلُعِي لهَاَ قِيلَ  وكََأنََّـهَاقَدْ  لها فيأذن السُّجُودِ  فيِ 

  39"لهَاَ مُسْتـَقَرٌّ  وَذَلِكَ " 

Artinya: 

Dari Abu> Z|ar berkata: aku masuk ke dalam mesjid ketika matahari sedang 
terbenam dan Nabi saw., sedang duduk, maka beliau bersabda: Hai Abu Z||ar, 
tahukah engkau kemana matahari terbenam?. Aku menjawab: Allah dan 
rasulnya lebih tahu. Beliau berkata: sesungguhnya ia pergi meminta izin untuk 
bersujud, maka ia diberi izin, dan seakan akan dikatakan padanya terbenamlah 
kemana saja kamu kehendaki, maka terbenamlah ia dari barat kemudian 
R a s u l u l l a h  m e m b a c a  “  d a n  i a  b e r a d a  p a d a  p e r e d a r a n n y a ” . 

3) Contoh penafsiran hadis Rasulullah saw., berkenaan tentang masalah 

pengobatan di dalam Q.S al-Nahl/16: 69. Terdapat pada hadis yang 

diriwayatkan  oleh al-Bukha>ri dari Abu> Mu>sa al-Asy’ari> sebagai berikut: 

 فَـقَالَ  بَطْنَهُ  يَشْتَكِي أَخِى فَـقَالَ  وسلم عليه االله صلى- النَّبىِِّ  إِلىَ  أتى جُلاً رَ  أَنَّ : سَعِيدٍ  أَبىِ  عَنْ 

 ثمَُّ ) . عَسَلاً  اسْقِهِ ( فقال الثالثة أتاه ثم) . عَسَلاً  اسْقِهِ ( فقال الثانية أتاه ثمَُّ ). عَسَلاً  اسْقِهِ (

 فَسَقَاهُ ) . عَسَلاً  اسْقِهِ  أَخِيكَ  بَطْنُ  وكََذَبَ  اللَّهُ  صَدَقَ ( فَـقَالَ  ؟ فَـعَلْتَ  قَدْ :  فَـقَالَ  ، أتَاَهُ 

فَـبـَرَأَ 
40   

                                                           
39Al-Turmu>z\i>, Juz IV,  op. cit., h. 479.  

40Muh}ammad ibn Ismail Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri>, al-Jami’ al-Soh}ih al-Mukhtas}ar (Cet. III; 
Beirut: Da>r Ibn al-Kas|i>r, 1987), h. 2152. 
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Artinya:   

Dari Abu> Sa’i>d, bahwa seorang lelaki datang menghadap kepada Nabi saw., 
berkata saudaraku sakit perutnya, maka bersabda Rasulullah saw., berikan dia 
madu. Kemudian datang kedua kalinya, Rasulullah berkata: berikan dia madu. 
Kemudian datang ketiga kalinya, Rasulullah berkata: berikan dia madu. 
Kemudian datang lagi, Rasulullah berkata dengan tegas sungguh engkau telah 
memberikannya? Kemudian Rasulullah berkata: Benarlah Allah swt. dan 
kebohongan perut saudaramu, berikanlah dia madu. Maka lelaki itu 
memberikan madu, maka sembuhlah. 

 Hadis-hadis tafsir Rasulullah tersebut memberikan kejelasan bahwa ruang 

lingkup tafsir mencakup berbagai masalah, bahkan tidak terbatas pada masalah-

masalah yang diungkapkan, tetapi lebih luas lagi, meliputi pula aspek-aspek 

kehidupan manusia. 

2. Sumber-sumber tafsir 

Adapun yang dimaksud dengan sumber tafsir adalah faktor-faktor yang 

dijadikan sebagai pegangan dalam memahami kandungan Al-Qur’an.41 Kualitas 

suatu penafsiran dapat diketahui tergantung pada dasar atau pegangan yang di 

pergunakan dalam menafsirkan Al-Qur’an. Sumber tersebut dapat digunakan sebagai 

penjelas, perbendaharaan dan perbandingan dalam menafsirkan. 

Abd. Muin salim menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian, Nabi saw., telah 

menafsirkan Al-Qur’an dengan ayat Al-Qur’an, hadis qudsi, hadis, dan dengan 

pengetahuan bahasa.42 

Dalam sub bab ini penulis menjelaskan sumber-sumber yang dipergunakan 

oleh para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur’an sebagai berikut: 

                                                           
41Abd. Muin Salim, Beberapa, h. 67.  

42Idem, Metodologi, h. 24  
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a. Al-Qur’an 

Terdapat beberapa versi dalam mendefinisikan dan menelusuri asal usul kata 

Al-Qur’an.43 Namun yang masyhur menurut ahli Bahasa berasal dari mashdar  “قرأ” 

dikatakan وقرانا, قراءة, قرأ  yang artinya bacaan.44 

Sedangkan menurut Istilah ialah perkataan Allah swt., yang diturunkan 

kepada nabi Muh}ammad  saw., dengan lafaz dan maknanya dari Allah swt., secara 

mutawatir.45 

Sumber utama penafsiran adalah Al-Qur’an itu sendiri, yakni pernyataan ayat 

Al-Qur’an yang mempunyai relevansi dengan pernyataan ayat lain yang sedang 

dibahas atau ditafsirkan. Ini mengingat bahwa Al-Qur’an itu ibarat jalinan kalung, 

dimana antara ayat yang satu dengan lainnya saling terkait dan menjelaskan. 

Sehingga sangat populer bahwa “Al-Qur’an yufassiru ba’d}uhu  ba’d}an” (Al-Qur’an 

itu, ayat-ayatnya saling menafsirkan satu dengan yang lainnya).46 

                                                           
43versi pertama menyatakan bahwa kata itu berasal dari” قرن” yang berarti “menghimpun” 

atau dari kata “قرائن” yang berarti “mirip”. Pengertian yang pertama tersebut di dukung oleh al-
Asy’ari (w. 324 H) dan yang kedua oleh al-Farra’ (w. 207 H) 

Versi yang kedua menyatakan kata itu berasal dari “قراءة” yang berarti “bacaan” seperti 
tersebut dalam Q.S al-Qiya>mah/75 :17-18. 

Versi ketiga menyatakan bahwa kata tersebut adalah nama bagi kitab Allah, tidak perlu 
membahas asal-usulnya, (gair al-Musytaq), sama halnya dengan kitab-kitab suci yang lain seperti al-
Taurat dan al-Injil. Pendapat ini kata al-Wahidi dikutip oleh al-Zarka>syi, berasal dari Imam al-Sya>fi’i 
berdasarkan riwayat dari al-Baiha>qi>. Pendapat ini kemudian diikuti oleh Ibnu> Kas|i>r, tambahnya. 
Setelah mengamati ketiga pendapat itu dengan seksama, maka versi kedua terlihat lebih dekat kepada 
pemahaman dan pemakaian sehari-hari, karena  Al-Qur’an  memang berisi ayat-ayat untuk dibaca dan 
dipahami guna diambil pelajaran. Lihat Badr al-Di>n Muh}ammad ibn ‘Abdullah al-Zarka>syi>, op. cit.,  
h. 194. Lihat juga al-Zarqa>ni, Jilid. I. op. cit., h. 13. Nashruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, 
(Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 13-14.  

44Muh}ammad H}usain al-Z|ahabi>, Buhus\ fi ‘Ulu>m al-Tafsir wa al-Fiqh wa al-Da’wah (Mesir: 
Da>r al-Hadis\, 2005), h. 267.  

45Ibid. 

46Abdul Mustaqim, Aliran-Aliran Tafsir (Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 40. 
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Metode ini merupakan salah satu cara yang ada dalam tafsir bi al-Ma’s\ur. 

Cara yang dipakai dalam metode ini adalah dengan membawa sesuatu ayat yang 

mujmal pada satu tempat kepada sesuatu yang mubayyan untuk mendapatkan 

penjelasannya, atau membawa suatu ayat yang masih muthlaq47atau a>m48 (global) 

kepada ayat yang muqayyad49 atau kha>s}50sebagai penjelasannya. Hal ini dapat 

dilihat pada penafsiran Rasulullah saw. sebagaimana yang terdapat di dalam hadis 

yang diriwayatkan oleh al-Turmu>z|i> sebagai berikut: 

 عَلَى ذَلِكَ  شَقَّ }  بِظلُْمٍ  إِيماَنَـهُمْ  وايَـلْبِسُ  ولمََْ  آمَنُوا الَّذِين{ : نَـزَلَتْ  لَمَّا قاَلَ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ 

اَ ذَلِكَ  ليَْسَ  قاَلَ  نَـفْسَهُ  يَظْلِمُ  لاَ  وَأيَُّـنَا اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ فَـقَالُوا المسلمين  تَسْمَعُوا أَلمَْ  الَشِّرْكَ  هُوَ  إِنمَّ

   51} عَظِيمٌ  لَظلُْمٌ  شِّرْكَ ال إنَّ  باِلَلَّهِ  تُشْركِْ  لاَ  بُـنيََّ  ياَ{  لابْنِهِ  لقُْمَانُ  قاَلَ  مَا

                                                           
47Kata mut}laq (مطلق) berasal dari akar kata طلق yang terdiri dari huruf ل ,ق dan ط asal 

keumuman hukumnya satu, yaitu menunjuk pada meninggalkan (membiarkan kosong) dan menyuruh 
(dengan mengutus utusan), sementara menurut istilah mut}laq adalah lafaz yang diterima untuk satuan 
yang tidak ditetapkan gambaran hakikat sempurna untuk jenisnya. Lihat Abu> al-H}usain Ah}mad ibn 
Fa>ris ibn Zakariya>, Juz VI, op. cit., h. 420 dan  Kha>lid ibn’Us\ma>n Al-Sabt, Qawa>‘id al-Tafsi>r Jam’an 
wa Dira>sah (Cet. I; Madi>nah: Da>r al-’Affa>n, 1421 H.), h. 619.  

48Yang dimaksud dengan al-’A<m menurut bahasa berarti الشامل ھو  (yang meliputi), sementara 
menurut istilah ialah ‘A<m (العام) adalah lafazh yang mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa 
ada pembatasan. Lihat Kha>lid ibn’Us\ma>n Al-Sabt, op. cit., h. 547. Lihat juga Manna’ al-Qatta>n, 
Maba>his\ fi> ‘Ulu>m Alquran, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 212.  

49Kata muqayyad (مقید) berasal dari akar kata قید  terdiri dari huruf  د  dan ق ,ي, yang berarti 
sesuatu yang terikat. Istilah ini kemudian digunakan untuk segala sesuatu yang terikat. Jadi pada 
wilayah ini, muqayyad (sesuatu yang terikat) adalah antonim dari mutlak (sesuatu yang tidak terikat). 
Sementara menurut istilah muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan kepada satuan yang dibatasi 
secara lafaz dengan batasan apa saja. Lihat Ibnu Fa>ris, Juz III, op. cit., h. 44. Lihat juga Abd al-
Wahha>b Khala>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh, diterjemah oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Muh. Tolchac 
Mansoer dengan judul, Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh (Cet. IV; Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 1994), h. 319.  

50Yang dimaksud dengan al-Kha>s} (khusus), menurut bahasa lawan kata dari al-’A<m  yang 
berarti al-Munfarid (tidak mencakup, tidak meliputi). Sementara menurut istilah ialah Al-kha>s} berarti 
tidak menghabiskan keseluruhan apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Lihat Kha>lid Ibn 
‘Uthma>n al-Sabt, op. cit. h. 610. Lihat juga Abd al-Wahha>b Khala>f, op. cit., h. 299.  

51Al-Turmu>z|i, Juz V, op. cit., h. 262. 



48 
 

Artinya: 

Dari ‘Abdullah berkata: ketika turun “ بظلم إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا الذين ” kaum muslim 
merasa susah, mereka berkata: wahai Rasulullah siapa-siapakah diantara kami 
yang tidak menganiaya dirinya. Rasulullah berkata tidaklah demikian, 
sesungguhnya kezaliman itu adalah syirik. Apakah kalian tidak mendengarkan 
perkataan lukman kepada putranya: “wahai anakku, janganlah kamu 
menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar”. 

Hadis ini dengan tegas menunjukkan bahwa Nabi saw., menafsirkan Q.S. al-

An’am/6: 82, dengan Q.S. Lukman/31:13. Karena dengan tegas dalam hadis tersebut 

dinyatakan bahwa Nabi saw., merujuk ke ayat Al-Qur’an. 

b. Hadis52 

 Hadis merupakan pegangan kedua dalam menafsirkan Al-Qur’an53. Hal ini 

dilakukan oleh para sahabat Rasulullah saw., karena banyak hadis yang merupakan 

penjelasan terhadap ayat-ayat yang musykil yang ditanyakan oleh para sahabat 

kepada Nabi saw. Hal ini merupakan tugas Nabi sebagai penjelas Al-Qur’an itu 

sendiri, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nahl/16 :44 sebagai 

berikut: 

َ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ   وَأنَْـزَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُـَينِّ
 

                                                           
52Kata hadis berasal dari bahasa Arab;  ُالَْحَدِیْث  jamaknya: al-aha>dis\, al-hids\an dan al-huds\an. 

Dari segi bahasa, kata ini memiliki banyak arti, di antaranya: (1)  ُالَْجَدِیْد "yang baru", lawan dari  ُالَْقَدِیْم 
"yang lama"; (2)  kabar atau berita" yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari"   الَْخَبَر
seseorang ke orang lain; dan  َرِیْبُ الَْق  "yang dekat atau yang belum lama terjadi", seperti dalam 
perkataan "hadis|ul ‘ahdi bi al-Islam" yaitu orang yang baru memeluk agama Islam. Sedangkan 
menurut istilah ulama hadis pada umumnya berpendapat, bahwa yang dimaksud hadis ialah:  ُُليص اقَْوَالھ 

 segala sabda, perbuatan, taqrir (ketetapan) dan hal- ihwal yang" وَاحَْوَالھُُ  وَتَقْرِیرُهُ  وَافَْعَالھُُ  وسلم علیھ الله
disandarkan kepada Nabi Muhammad saw". Lihat S}ubhi Al-S}a>lih, ‘Ulum al- Hadis Wa Musthalahuhu  
(Cet. I; Beirut: Dar al-’ilmi Lilmalayin, 1959 M), h. 3.Lihat juga Al- Majlis al-’A’laa Li Syu’un al-
Islamiyah, Mausu>‘ah ‘Ulu>m al-Hadis\ al-Syari>f  (Cet. I; Kairo: Wiza>ratul Awqa>f, 2003), h. 357.  

53Para sahabat dan tabi’in telah sepakat bahwa hadis merupakan sumber kedua dalam 
menjelaskan maksud Alquran dan wajib untuk dipergunakan. Lihat Abu> Zakariya Muhyi al-Di>>n al-
Nawa>wi>, Syarh} al-Muhazzab, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 432.  
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Terjemahnya: 

(Mereka kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan 
kitab-kitab. Dan kami turunkan al-Z|ikr  (Al-Qur’an) kepadamu, agar engkau 
menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 
supaya mereka memikirkan.54 

 Penafsiran hadis atas ayat Al-Qur’an sangat luas jangkauannya, sehingga 

Amin al-Khuli berpendapat bahwa perkembangan tafsir ayat, erat hubungannya 

dengan perkembangan pembukuan hadis, karena dalam pembukuan hadis juga 

menyertakan bab-bab tafsir.55 Tidak mengherankan jika pada awal periode Islam 

karya tafsir Al-Qur’an masih bercampur dengan karya hadis dan si>rah (biografi 

Nabi) dan belum ada pemisahan. Satu hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa 

hadis sebagai sumber Al-Qur’an tetap perlu diteliti otentisitas hadis. Apakah ia 

benar-benar hadis dari Nabi atau bukan.56 

Contoh penafsiran Rasulullah saw., ketika menafsirkan ayat  ْكَلِمَةَ  وَأَلْزَمَهُم 

 :dalam Q.S. al-Fath/48: 26 sebagai berikut التـَّقْوَى

يَّةَ الجْاَهِلِيَّةِ فأَنَْـزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَ  لَى رَسُولهِِ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فيِ قُـلُوِ�ِمُ الحَْمِيَّةَ حمَِ
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التـَّقْوَى وكََانوُا أَحَقَّ ِ�اَ وَأَهْلَهَا وكََانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ 

  )٢٦(عَلِيمًا 
Terjemahnya: 

Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan 
(yaitu) kesombongan Jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada 
Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada 
mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu 
dan patut memilikinya. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.57 

                                                           
54Departemen Agama RI, op. cit., h. 272.  

55Amin al-Khu>li, al-Tafsir: Ma’a>lim Haya>tihi wa Manhajuhu al-Yau>m (t.t.: Da>r al-
Mu’allimin, 1944), h. 273-274.   

56Abdul Mustaqim, op. cit., h. 44.  

57Departemen Agama RI, op. cit., h. 514.  
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Lalu Rasulullah saw., menjelaskan sebagaimana dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh al-Turmu>z|i> sebagai berikut; 

 كَلِمَةَ  وَألَْزَمُهُمْ {: سلم و عليه االله صلى النَّبيِِّ  عَنْ  أبَيِْهِ  عَنْ  كَعْب بنِ  أَبيَْ  بْنِ  فَيْلِ الطُّ  عَنْ 

58االله إِلاَّ  إلِهَ  لاَ  قاَلَ } التـَّقْوَى  

Artinya:  

Dari T}ufail bin Ubay bin Ka’ab, dari Nabi saw., Allah mewajibkan kepada 
mereka kalimat takwa, Rasulullah bersabda: La>ila>ha Illalla>h. 

Nampak dari hadis ini Rasulullah menjelaskan kalimat takwa dengan lailaha 

Illallah.   

c. Pendapat para sahabat Nabi saw. 

 Para mufassir jika tidak menemukan informasi penafsiran ayat Al-Qur’an 

dari Al-Qur’an dan juga dari hadis Nabi saw., maka mereka merujuk kepada 

perkataan para sahabat Nabi . Oleh karena mereka memiliki tempat yang mulia di 

sisi kaum Muslimin, dan di sisi Nabi saw. 

 Para sahabat Nabi saw. adalah orang-orang Arab yang menguasai bahasa 

Arab dan memiliki cita rasa bahasa (z}auq al-lugat al-sali>m) yang cukup baik, 

sehingga mereka dapat memahami Al-Qur’an dengan baik dan mengetahui aspek-

aspek balaghah yang ada di dalamnya. Di samping itu sebagian mereka juga 

mengetahui latar belakang (asba>b al-nuzu>l) konteks di saat wahyu Al-Qur’an turun, 

sehingga memudahkan dalam proses pengambilan kesimpulan suatu ayat.59  Hal ini 

senada dengan pernyataan Ibnu Qayyim ketika mengomentari penafsiran para 

sahabat bahwa “tidak diragukan lagi penafsiran para sahabat lebih benar dari 

                                                           
58Al-Turmu>z\i>, Juz V, op. cit., h. 386.  

59Abdul Mustaqim, op. cit., h. 45.   
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penafsiran setelahnya”.60 Ibnu Taimiyah  mengatakan bahwa jika tidak ditemukan 

tafsir di dalam Al-Qur’an dan di dalam sunnah maka rujuklah ke perkataan para 

sahabat, maka sesungguhnya mereka lebih tahu tentang tafsir. Karena mereka telah 

menyaksikan turunnya wahyu, dan keadaan ketika itu. mereka memiliki pemahaman 

yang sempurna dan pengetahuan yang benar serta beramal dengan amal saleh, seperti 

para Imam yang empat (al-Khulafa’ al-Rasyidi>n)61, dan imam-imam yang diberikan 

petunjuk seperti ‘Abdullah Ibnu Mas’ud.62 

Abd. Muin salim menyimpulkan bahwa potensi pengetahuan yang dimiliki 

sahabat dalam menafsirkan Al-Qur’an dengan ra’yu-nya adalah: 

1) Penggunaan fenomena sosial yang menjadi latar belakang dan sebab turunnya 

ayat. 

2) Kemampuan dan pengetahuan kebahasaan. 

3) Pengertian kealaman63 

 Salah satu contoh penafsiran yang berdasarkan pendapat sahabat adalah 

ketika Ibn Abbasmenafsirkan Q.S. al-Anfal/8:41 sebagai berikut: 

                                                           
60Lihat Muh}ammad ibn Abu> Bakar ibn al-Qayyim al-Jauziyah, ‘A’la>mu al-Mauqi’in, Juz II 

(Kairo: al-Matba’ al-Nail, t.th.), h. 425. 

61Mufassir dari kalangan sahabat di antara mereka yang paling terkenal adalah Khulafa>‘ al-
Ra>syidi>n (Abu Bakar, ‘Umar ibn Khatta>b, Us|man ibn ‘Affan dan ‘Ali> ibn Abi> Ta>lib), Ibn Mas’ud, Ibn 
‘Abba>s, Ubai ibn Ka’b, Zaid ibn S|abit, Abu> Mu>sa al-Asy’ari, ‘Abdullah ibn al-Zubair, Anas ibn 
Ma>lik, Abu> Hurairah, Ja>bir dan ‘Abdullah ibn Amr’ ibn ‘A>sh. Lihat Manna’ Qattan, op. cit., h. 328.    

62Pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut senada juga dengan pernyatan Ibnu Kas|ir dalam 
mukaddimah kitab Tafsir Al-Qur’an al-Az}im, Taqiyuddi>n Ah}mad ibn ‘Abd al-Hali>m Ibnu Taimiyah, 
Muqaddimah fi Us}u>l al-Tafsir (Cet. I; Beirut: Da>r Ibn Hazm, 1994), h. 87. lihat juga ‘Ima>d al-Di>n Abi> 
al-Fida’ Isma’i>l ibn Kas|ir ad-Dimasyqi>, Tafsir Alquran al-Az|im (t.tp.: Maktabah Aula>d Syekh li at-
Turas\, t.th.), h. 7.   

63Abd Muin Salim, Beberapa, h. 73. 
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اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى  وَاعْلَمُوا أنمََّ
عَبْدِناَ يَـوْمَ الْفُرْقاَنِ يَـوْمَ  وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِللَّهِ وَمَا أنَْـزَلْنَا عَلَى

    )٤١(الْتـَقَى الجَْمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
Terjemahnya:  

Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan 
perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman 
kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami 
(Muh}ammad ) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.64 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa seperlima ghanimah (harta rampasan 

perang) dibagi untuk: (1) Allah dan Rasulnya, (2) Kerabat Rasul, (3) anak yatim, (4) 

orang miskin, (5) ibnu sabil. Sedang empat perlima ghanimah dibagi kepada mereka 

yang ikut perang. Ketika Nabi saw., masih hidup, seperlima ghanimah dibagikan 

kepada yang berhak menerimanya, seperti yang tercantum di atas. Setelah Nabi 

wafat, gugurlah hak Nabi saw., dan kerabatnya. Hal ini bersandarkan pada tradisi 

(hasil ijtihad) para sahabat: Abu> Bakar, ‘Umar bin Khatta>b, Us\man bin ‘Affa>n, dan 

‘Ali bin Abi> T}>alib di masa kekhalifahannya. Mereka membagi seperlima ghanimah 

itu kepada tiga golongan saja, yaitu untuk anak yatim yang bukan dari keluarga Bani 

Muthalib, orang miskin yang bukan keluarga Bani Mut}alib dan kepada ibnu sabil 

(orang yang sedang melakukan perjalanan) yang lemah dan membutuhkan 

pertolongannya.65  

 

 

 

                                                           
64Departemen Agama RI,op. cit., h. 182.  

65Ibnu ‘Abba>s, Tanwi>r al-Miqba>s min Tafsir Ibn ‘Abba>s (t.t.: t.p., t.th.), h. 514.   
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d. Pengetahuan bahasa 

 Dalam menafsirkan Al-Qur’an seorang penafsir seharusnya  menguasai seluk 

beluk tentang bahasa Arab,66 oleh karena objek penafsiran ialah Al-Qur’an yang 

tentunya menggunakan bahasa Arab. Termasuk di dalamnya syair-syair Jahili. 

 Syair-syair jahili biasanya dipakai untuk menjelaskan aspek semantik, 

terutama kata-kata yang sulit. Seperti apa yang pernah dilakukan ‘Umar bin Khata>b 

ketika ia kesulitan memahami kata “takhawwuf” dalam Q.S. an-Nahl/16 : 47sebagai 

berikut: 

    )٤٧(مْ عَلَى تخََوُّفٍ فإَِنَّ ربََّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَوْ يأَْخُذَهُ 
Terjemahnya: 

Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa), maka 
sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.67 

 Pada waktu itu ada seorang kakek dari suku Huz\ail yang berkata, “makna 

kata “takhawwuf” dalam bahasa kami adalah pengurangan. Arti ini berdasarkan 

penggunaan bahasa yang dibuktikan dengan syair pra Islam. Umar ketika itu puas 

dan menganjurkan untuk mempelajari syair-syair tersebut dalam rangka memahami 

Al-Qur’an.68 

Umar lalu mengatakan kepada para sahabatnya: “berpeganglah kalian pada 

diwan-diwan kalian, niscaya kalian tidak keliru (dalam menafsirkan Al-Qur’an)”. 

                                                           
66Diantara ilmu bahasa yang seharusnya dikuasai oleh seorang penafsir ialah mengetahui arti 

kosa kata dan maknanya menurut letak masing-masing kata dalam kalimat, ilmu nahwu, tashrif (ilmu 
Sharaf), ilmu etimologi, ilmu retorika (Balagah) termasuk didalamnya ilmu Badi’, Ma’a>ni, dan 
Bayan. Dan ilmu Qira’at (membaca). Lihat Ahmad Asy-Syirbashi, Sejarah Tafsir Alquran (Cet. IV; 
Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 25-26. Lihat juga Jala>luddin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Suyu>t}i>, al-Itqa>n fi 
‘Ulu>m Al-Qur’an (Jilid II, Kairo: Da>r al-Hadis\, 2004), h. 464.     

67Departemen Agama RI, op. cit., h. 272.   

68Al-Syat}ibi, al-Muwa>faqa>t, (Jld. II; Da>r al-Ma’rifah: Beirut, th.), h. 18.  
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Para sahabat bertanya: “apa diwan-diwan kami itu?” Umar menjawab: syair 

jahiliyah, sebab dalam syair-syair tersebut terdapat penjelasan (tafsir) untuk kitab 

kalian dan makna-makna dalam percakapan kalian.69  

 Ibnu Abbas rupanya juga banyak merujuk syair Arab kuno, karena 

pengetahuan tentang seluk beluk bahasa Arab dan pemahamannya akan sastra Arab 

kuno sangat tinggi dan luas. Kelebihan yang telah menjadi adat kebiasaan secara 

turun temurun bangsa Arab pada umumnya, terutama Arab Quraisy di zaman Nabi 

adalah menyusun syair dengan susunan kata yang halus dan sajak yang indah serta 

rapi, membuat pidato dengan bahasa yang halus, fasih, indah, dan sebagainya. 

Mereka ahli dalam kesusastraan Arab.70 Hal itu juga dimiliki oleh Ibnu Abbas. 

Walaupun demikian, tidak berarti dalam menafsirkan Al-Qur’an Ibnu Abbas hanya 

menggunakan keahlian sastra, karena Ibnu Abbas orang yang hati-hati dalam 

menafsirkan Al-Qur’an bila tidak benar dan tidak diketahuinya. 

Adapun contoh penafsiran Al-Qur’an dengan syair, ketika Ibnu 

Abbasmenafsirkan  Q.S. al-A’raf/ 7: 33 sebagai berikut:  

هَا وَمَا بَطَنَ وَالإثمَْ وَالْبـَغْيَ بغَِيرِْ الحَْقِّ وَأَنْ  اَ حَرَّمَ رَبيَِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ قُلْ إِنمَّ
   )٣٣(تُشْركُِوا باِللَّهِ مَا لمَْ يُـنـَزِّلْ بهِِ سُلْطاَناً وَأَنْ تَـقُولوُا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَـعْلَمُونَ 

Terjemahnya:  

Katakanlah (Muh}ammad): "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang 
keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, 
melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) 
mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah 
untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak 
kamu ketahui."71 

                                                           
69Al-Z|ahabi>, op. cit,  juz II, h. 57.  

70Abdul Mustaqim, op. cit., h. 48.   

71Departemen Agama RI, op. cit., h. 154.   
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 Ibnu Abbas menafsirkan lafadz al-Is\m dengan pengertian Khamr (sesuatu 

yang memabukkan), berdasarkan sebuah syair:  

ثمَْ حَتىَّ ضَلَّ عَقْلِي    72كَذَا لاَ اْلإِثمَْ تَذْهَبُ باِلْعُقُولِ ... شَربِْتُ الإِْ

Artinya:  

Aku minum-minuman keras sampai hilang akalku. Demikianlah khamr 
menyebabkan hilangnya akal pikiran seseorang. 

e. Kisah-kisah Israiliyat 

 Sumber kelima yang menjadi pegangan mufassir dalam menafsirkan Al-

Qur’an ialah kisah-kisah Israiliyat73. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat 

persamaan antara Al-Qur’an dengan kitab Taurat dan Injil dalam beberapa masalah 

tertentu, seperti dalam hal sama-sama memuat cerita-cerita para Nabi dan umat-

umat terdahulu. Tetapi biasanya cara Al-Qur’an mengungkapkan cerita-cerita 

tersebut secara global, tidak rinci. Misalnya, tentang waktu, tempat atau nama-nama 

tokoh dalam cerita tersebut kadang-kadang disamarkan, karena Al-Qur’an bukanlah 

buku sejarah yang hendak menceritakan suatu peristiwa berdasarkan kronologis dan 

apalagi secara detail. Tujuan kisah-kisah dalam Al-Qur’an itu tunduk pada tujuan 

agama, yakni sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian.74   

                                                           
72Ibnu> ‘Abba>s, Tanwi>r al-Miqba>s min Tafsir Ibn ‘Abba>s  (t.t.: t.p., t.th), h. 165.  
73Secara etimologi kisah adalah berasal dari kosa kata bahasa Arab al-Qas}as}u atau al-Qiss}atu 

yang berarti cerita. Sedangkan secara terminologi adalah cerita-cerita mengenai suatu permasalahan 
dalam masa-masa yang saling berturut-turut. Sementara Israiliyat Secara etimologi, adalah bentuk 
jamak dari kata tunggal Israiliyyah, yang berarti Kisah atau kejadian yang berasal dari sumber 
israili>(orang-orang bani Israil), dan dinisbatkan pada Israil yang merupakan julukan dari ya’qub ibn 
Ishaq ibn Ibrahim Abu al-Asbat Itsna Asyara dan kepadanya dinisbatkan kaum yahudi. Sedangkan 
secara terminologi ialah Sesuatu yang menyerap ke dalam tafsir dan hadis di mana periwayatannya 
berkaitan dengan sumber dari Yahudi dan Nasrani. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-
Munawwir, op. cit., h. 1210. Lihat juga Muh}ammad ibn S}alih al-Us|aimin, Dasar-dasar Penafsiran al-
Qur’ân (Semarang: Dina Utama, t.th.), h.70. Lihat juga Must}afa al-Gilayaini>, Jami’ al-Duru>s al-
Arabiyah, Juz II (Beirut: Maktabah Asriyah, 1989), h. 71. Lihat juga Muh}ammad H}usain al-Z|ahabi>, 
Buhus|, h. 17.  

74Abdul Mustaqim, op. cit., h. 47.  
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 Oleh para sahabat, Ahli kitab dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik 

dan lebih luas wawasannya terhadap kitab-kitabnya (Taurat dan Injil), maka tidaklah 

mengherankan apabila Abu> Hurairah dan Ibn Abbaspernah merujuk dan bertanya  

kepada ahli kitab yang telah memeluk agama Islam,75 seperti: ‘Abdullah Ibn Sala>m, 

Ka’ab al-Ah}ba>r, Wahab bin Munabbih dan lain sebagainya.  

 Pengambilan riwayat israiliyat tersebut, dimungkinkan oleh karena Al-

Qur’an mengandung pula riwayat-riwayat dari ummat terdahulu, dan soal-soal yang 

berkenaan dengan kejadian alam, serta manusia seperti halnya dengan kitab-kitab 

suci sebelumnya. Hanya saja ungkapan dalam Al-Qur’an tidak seterinci dengan 

ungkapan yang terdapat dalam kitab suci lainnya. karena itu untuk memenuhi hasrat 

ingin tahu, maka sebagian di antara sahabat menanyakannya kepada ahli kitab yang 

telah memeluk Islam. Pada sisi lain adalah tidak adanya larangan tegas dari 

Rasulullah saw.,76 sebagaimana  diriwayatkan oleh Imam al-Bukha>ri dan al-Turmu>z}i>  

dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Ash bahwa Nabi Bersabda: 

ثوُا آيةًَ، وَلَوْ  عَنيِّ  بَـلِّغُوا( قاَلَ  سلم و عليه االله صلى النَّبيِ  أَنَّ : عَمْروٍ بن اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ   عَنْ  وَحَدِّ

  ) النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  فـَلْيَتَبـَوَّأْ  مُتـَعَمِّدًا عَلَيَّ  كَذَبَ  وَمَنَ  حَرجََ، وَلا إِسْراَئيِلَ  بني

Artinya:  

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: 
sampaikanlah dariku walau satu ayat, ceritakanlah dari Bani Israil dan tidak 
mengapa, dan barang siapa yang mendustakanku secara sengaja, maka 
hendaklah ia bersiap-siap menempatkan diri di neraka.77 

                                                           
75Lihat Muhammad H}usain al-Z|ahabi>, Buhus\ fi ‘Ulu>m al-Tafsi>r wa al-Fiqh wa al-Da’wah,  

(Mesir: Da>r al-Hadi>s\, 2005), h. 47.  

76Abd. Muin Salim, Beberapa, h. 73.  

77 Muh}ammad ibn Ismail Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri>, Juz. III, op. cit., h. 1275, Lihat juga Abu> 
‘I<sa> Muh}ammad ibn S|awrat al-Turmu>z\i>, Juz. V, op. cit., h. 40. 



57 
 

 Di era sahabat78, pengambilan riwayat israiliyat relatif sedikit, dan hal itu 

pun sekiranya tidak bertentangan dengan akidah Islam. Merasuknya kisah-kisah 

israiliyat dalam tafsir tersebut kemudian semakin marak di era Ta>bi’in79 dan Atba’ 

al-Ta>bi’in80. Apabila tidak kritis dan hati-hati dalam menyeleksi, maka dapat 

terjebak pada cerita-cerita mitos yang justru mengotori nilai keagungan ajaran Islam 

sendiri.   

Kisah-kisah Israiliyat tersebut, dapat dilihat pada penafsiran Ibnu Abba>s, 

misalnya meriwayatkan dari Ka’ab bin Ah}ba>r tentang arti الرقيم dalam Q.S. al-

Kahfi/18: 9, sebagai berikut: 

 أمَْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَبًا
Terjemahnya: 

Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan (yang 
mempunyai) al-raqim itu, termasuk tanda-tanda (kebesaran) kami yang 
menakjubkan?81 

Ibnu Abbas menafsirkan kata الرقيم sebagai berikut: 

  82.الَْقَرْيةَ: مَ الَرَّقِيْ  أَنَّ  كَعْبُ  يَـزْعَمُ : قاَلَ  عَبَّاسٍ، ابِْنِ  عَنْ 

Artinya: 

dari Ibnu Abbas berkata Ka’ab mendakwahkan bahwa sesungguhnya al-Raqi>m 
adalah desa. 

                                                           
78Terdapat beberapa sahabat yang dikenal meriwayatkan Israiliyat yaitu Abu> Hurairah, 

‘Abdullah ibn Abba>s, ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn ‘Ash, ‘Abdullah ibn Sala>m,Tami>m ad-Da>ri. Lihat 
Muhammad H}usain al-Z|ahabi>, Buh}us\, h. 53-64.  

79Diantara Tabi’in  yang dikenal meriwayatkan Israiliyat yaitu Ka’ab ibn Ah}ba>r, Wahab ibn 
Munabbih, Lihat Ibid., h. 72.  

80Diantara Atba’ at-Tabi’in  yang dikenal meriwayatkan Israiliyat yaitu Muh}ammad ibn Sa>ib 
al-Kalbi>, Abdul Ma>lik ibn ‘Abdul al-Azis ibn Juraij, Muqa>til ibn Sulaiman, Muh}ammad ibn Marwan 
al-Sadi>, Lihat Ibid., h. 74-79.    

81Departemen Agama RI, op. cit., h.  294. 

82Muhammad ibn Ja>rir ibn Yazi>d ibn kas\i>r ibn Ga>lib al-Amali> al-Tabari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> 
Ta’wil Al-Qur’an, Juz .XVII (Cet. I; t.t., Muassasah al-Risa>lah, 2000), h. 9.  
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  83.الَْكِتَابُ : يَـقُولُ )  وَالرَّقِيمِ  الْكَهْفِ  أَصْحَابَ  أَنَّ  حَسِبْتَ  أمَْ :( قوله عَبَّاسٍ، ابِْنِ  عَنْ 

Artinya: 

Dari Ibnu Abbas pada ayat  َْيموَالرَّقِ  الْكَهْفِ  أَصْحَابَ  أنََّ  حَسِبْتَ  أم ِ , dia berkata: kitab. 

3. Sifat tafsir 

Salah satu unsur yang perlu diketahui dalam manhaj tafsir ialah 

permasalahan tentang sifat tafsir, yang  dimaksud dengan sifat tafsir di sini ialah 

konsep yang menunjukkan pada jenis dan motif yang melatar belakangi tafsir.  

Hal ini dapat dilihat pada jenis-jenis tafsir pada masa Rasulullah saw., 

sebagai berikut84: 

a.  Penegasan makna ( التعریف بیان ) yakni penjelasan yang menjelaskan apa sebenarnya 

yang dimaksudkan dengan term. Misalnya penegasan makna dari “benang hitam  

( الاس�ود الخ�یط(  ” dan “benang putih ( الاب�یض الخ�یط )” dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187, 

dengan “kegelapan malam ( اللیل سواد )” dan “terangnya siang ( النھار بیاض )”. 

b. Perincian makna ( التفص�یل بی�ان ) yakni penjelasan yang merinci konsep-konsep yang 

terkandung didalam lafaz. Misalnya kata مص�یبة (musibah) dalam Q.S. al-Syura/42: 

30, yang dirincikan dengan “penyakit (م�رض)”, “hukuman (عقوب�ة) dan “cobaan 

 .di dunia ini ”(بلاء)

c. Perluasan makna ( التوس��یع بی��ان ) yakni penjelasan memperluas pengertian yang 

terkandung dalam term. Misalnya kata الدعاء (doa) yang ditafsirkan dengan konsep 

yang lebih luas yaitu dengan ibadat (العبادة). 

d. Penyempitan makna ( التخص�یص بی�ان ) yakni tafsir yang diberikan merupakan konsep 

bawahan dari konsep yang terkandung dalam term. Misalnya tafsir kata الق��وة 

                                                           
83Ibid.  

84Abd. Muin Salim, Beberapa, h. 59-62.  
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(kekuatan) dalam Q.S. al-Anfal/8: 60,  dengan kata الرم�ي (pasukan panah). Term 

“kekuatan” mencakup pengertian yang lebih luas dan umum dan tidak hanya 

mengenai “pasukan panah”. 

e. Kualifikasi makna ( تقیی�د بی�ان ) yakni tafsir yang diberikan itu memberi sifat dari 

konsep yang terkandung dalam term. Misalnya penetapan kewajiban haji sekali 

seumur hidup sebagai kualifikasi dari kewajiban haji yang terkandung dalam Q.S. 

Ali Imran/3: 97. 

f. Pemberian contoh ( التمثی�ل بی�ان ) yakni tafsir yang diberikan itu hanya merupakan 

misal dari konsep yang terkandung dalam term. Misalnya kata عل�یھم المغض�وب  dan 

رياالنص� dan (orang-orang yahudi) الیھ�ود ditafsirkan dengan الض�الین  (orang-orang 

Nasrani). 

Pada sisi lain sifat tafsir Rasulullah saw., dapat dilihat dari motif yang 

mendorong adanya tafsir. Dalam hal ini dapat dibedakan85: 

a. Pengarahan ( إرش�اد بی�ان ). Misalnya tafsir Rasulullah sehubungan dengan Q.S. Ali 

Imran/3:92, untuk menjawab pertanyaan seorang sahabat. Imam al-Bukhari 

meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Ma>lik kasus Abu> Thalhah. Dalam 

riwayat tersebut dinyatakan ketika Q.S. Ali Imran/3: 92, turun Abu> Thalhah 

menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah untuk melaksanakan ayat tersebut 

dengan menyedekahkan tanah milik yang disayanginya. Maka Rasulullah saw., 

bersabda sebagai berikut: 

 86 الأقربين في تجعلها أن أرى وإني قلت ما سمعت وقد رابح مال ذلك رابح مال ذلك بخ

 

                                                           
85Ibid.  

86Al-Bukha>ri>, op. cit., h. 1659.  
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Artinya: 

“Wah, itulah harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Sungguh 
aku telah mendengar perkataaanmu, dan aku berpendapat engkau membaginya 
ditengah kerabatmu.” 

Penjelasan Rasulullah saw., ini bukan hanya menjelaskan bahwa sedekah itu 

termasuk kebajikan, tetapi juga mengarahkan bagaimana pemanfaaatan sedekah itu. 

Dalam hal ini mengutamakan kesejahteraan keluarga. 

b. Peragaan ( التطبیق بیان ) misalnya penjelasan Rasulullah saw., tentang pelaksanaan 

tawaf, sembahyang di maqam Ibrahim, dan sa’i yang terkandung dalam Q.S al-

Baqarah/2:125. al-Turmu>zi> meriwayatkan dengan sanad dari Ja>bir bin ‘Abdullah 

pelaksanaan ibadah haji dari sunnah Rasulullah saw., sebagai berikut: 

اللَّهِ قاَلَ سمَِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ 

عًا فَـقَرأََ  ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْـراَهِيمَ مُصَل�ى{طاَفَ باِلْبـَيْتِ سَبـْ فَصَلَّى خَلْفَ المقام  }وَاتخَِّ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ {الَ نَـبْدَأُ بمِاَ بَدَأَ اللَّهُ وَقَـرأََ الْمَقَامِ ثمَُّ أتََى الحَْجَرَ فاَسْتـَلَمَهُ ثمَُّ قَ 

   87}شَعَائرِِ اللَّهِ 

Artinya: 

Dari Ja>bir bin ‘Abdullah berkata: saya mendengar Rasulullah saw., ketika tiba 
di makkah beliau tawaf (mengelilingi ka’bah) tujuh kali, kemudian membaca: 
“dan jadikanlah maqam Ibrahim tempat sembahyang” lalu beliau sembahyang 
di belakang maqam kemudian mendatangi batu hitam (hajar) lalu 
menyentuhnya kemudian berkata: “kita memulai dengan bagian yang Allah 
mulai dan membaca: “sesungguhnya safa dan marwa adalah sebagian dari 
kebesaran Allah.” 

Hadis ini jelas menunjukkanp bahwa Nabi saw., bukan hanya melaksanakan 

haji tetapi juga dengan pelaksanaan ibadah itu, ia juga menjelaskan pelaksanaannya 

dengan mengaitkan pelaksanaan ibadah tersebut pada ayat-ayat yang relevan. 

                                                           
87Al-Turmu>z\i>, Juz V, op. cit., h. 210.  
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c. Pembetulan ( تصحیح بیان ) dalam hal ini penjelasan Rasulullah saw., diberikan untuk 

membetulkan kekeliruan pemahaman terhadap ayat. Misalnya koreksi terhadap 

pemahaman ‘Adi> terhadap apa yang dimaksud dengan  الأسود الخیط  (benang hitam) 

dan الأبیض الخیط  (benang putih) dalam ayat puasa. Sebagaimana dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh oleh Bukhari dari Adi> bin Ha>tim sebagai berikut: 

َ  حَتىَّ { تْ نَـزلََ  لَمَّا قاَلَ  عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  حَاتمٍِ  بْنِ  عَدِيِّ  عَنْ   الخْيَْطِ  مِنْ  الأْبَْـيَضُ  الخْيَْطُ  لَكُمْ  يَـتَبـَينَّ

 أنَْظرُُ  فَجَعَلْتُ  وِسَادَتيِ  تحَْتَ  فَجَعَلْتُـهُمَا أبَْـيَضَ  عِقَالٍ  وَإِلىَ  أَسْوَدَ  عِقَالٍ  إِلىَ  عَمَدْتُ } الأَْسْوَدِ 

 فَـقَالَ  ذَلِكَ  لَهُ  فَذكََرْتُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى هِ اللَّ  رَسُولِ  عَلَى فَـغَدَوْتُ  ليِ  يَسْتَبِينُ  فَلاَ  اللَّيْلِ  فيِ 

اَ(  88)النـَّهَارِ  وَبَـيَاضُ  اللَّيْلِ  سَوَادُ  ذَلِكَ  إِنمَّ

Artinya:  

Dari ‘Adi> bin Ha>tim ra berkata: ketika turun ayat “hingga terang bagimu 
benang putih dari benang hitam” saya sengaja mengikat tali hitam dan tali 
putih, dan menyatukan keduanya dibawah bantal, kemudian melihatnya di 
malam hari, tapi tak nampak sedikitpun sesuatu. Maka saya bergegas dipagi 
hari menghadap Rasulullah saw., dan saya menceritakan apa yang saya 
lakukan, kemudian beliau berkata“sesungguhnya yang dimaksud itu ialah 
gelapnya malam dan putihnya siang”. 

 

 

                                                           
88Al-Bukha>ri, Juz II, op. cit., h. 677. 
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BAB III 

SEJARAH HIDUP AL-BAID{A>WI> 

A. Biografi al-Baid{a>wi> 

1. Asal Usul al-Baid{a>wi> 

Nama lengkap beliau adalah “Qad{i> al-Qud{a>” Na>s{ir al-Di>n Abdullah ibn Abi 

al-Qa>sim Umar ibn Muh{ammad ibn abi al-H{asan Ali al-Baid{a>wi> al-Syaira>zi al-Fa>risi> 

al-Sya>fi’i>.1Atau Abu al-Khair sebagai kunyah-Nya. Beliau dilahirkan di sebuah desa 

bernama Baid{a>, bagian dari Negara Persia (Iran Selatan). Para sejarawan belum ada 

yang menemukan tanggal kelahirannya, dalam kitab yang dikarangnya pun belum 

pernah menulis hal tersebut. Akan tetapi para sejarawan memperkirakan beliau lahir 

sekitar awal abad ke tujuh atau akhir abad ke enam.2 

Al-Baid{a>wi> dinisbatkan kepada al-Syaira>zi> karena daerah Syaira>z berada di 

Negara Fa>ris (Iran Selatan), al-Baid{a>wi> lahir di salah satu desa yang ada di sana dan 

berguru ke beberapa ulama Syaira>z, bukan hanya al-Baid{a>wi> saja yang diberi gelar 

al-Syaira>zi> tapi ada beberapa ulama diantaranya; Ibrahim ibn ‘Ali> ibn Yusuf al-

                                                           
1Imam al-Baid}a>wi> digelari dengan al-qad{i> karena beliau pernah menjabat sebagai qad{i> di 

Kota Syaira>z dan Baid{a>’, sedangkan al-Baid{a>wi> itu sendiri merupakan pe-nisbah-an ke kota Baid{a>’, 
dan Syairazi> adalah nisbah ke kota Syaira>z dan al-Fa>risi>-pun merupakan nisbah kekota Persia, yang 
merupakan daerah yang di sana terdapat kota Baid{a>’ dan Syaira>z.   Lihat S{a>la>h Abd al-Fatta>h al-
Kha>lidi> (selanjutnya disebut dengan al-Kha>lidi>), Ta’ri>f al-Da>risi>n bi Mana>hij al-Mufassiri>n, 
(Damaskus: Dar al-Qalam, 2002), h. 425, sedangkan al-Syâfi’iy merupakan penisbahan karena beliau 
merupakan salah seorang tokoh dari kelompok Syaf’iyyah, sehingga nama beliau juga terdapat di 
dalam kitab al-Thabaqat al-Syafi’iyyah al-Kubra. Lihat al-Ima>m al-‘Alla>mah Ta>j al-Di>n Abi> Nas}r 
Abd al-Waha>b ibn Taqi>al-Di>n al-Subki> (selanjutnya ditulis dengan al-Subki>), al-T{abaqa>t al-
Sya>fi’iyyah al-Kubra>, Tahqiq Mah{mud Muh{ammad al-T}anahi> (cet. II; t.t.:  Hijr, 1413 H), Juz VIII, h. 
157, Jalal al-Di>n Abd al-Rah{ma>n al-Suyut{i>, Baqiyat al-Wiya>t  fi T{abaqa>t al-Ga>wibi>n wa al-Nuh{a>t  
(Isa> al-Ba>b al-H{alabi> wa al-Syirkah, 1384 H) Juz II, H. 50. 

2 al-Subki>, op. cit, juz IV, h.215.   
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Fairu>z Abadi> Abu> Isha>q al-Syaira>zi>.3 Ia mengarang kitab al-Tanbi>h wa al-Muhaz\z\a>b 

fi al-Fiqh, kitab al-Tabs{ira>h fi us}u>l al-Fiqh. 

Di kota tersebut ia tumbuh dan berkembang menimba ilmu. Ia hidup bersama 

keluarganya dan berguru kepada bapaknya dan beberapa ulama pada zamannya 

dalam berbagai ilmu, seperti ilmu Al-Qur’an dan tafsirnya, fiqh, us}u>l Fiqh, bahasa, 

falsafah, ilmu debat  dan etika berdiskusi.4 

Al-Baid{a>wi> bersama keluarganya berpindah ke Bagdad hingga kemudian 

menjadi hakim agung di Syaira>z (Azarbaijan), suatu daulah yang berdiri sendiri 

namun tetap berkiblat kepada daulah abbasiyah mengikuti jejak ayahnya.5Al-

Baid|a>wi> adalah seorang ulama multidisipliner dalam  ilmu pengetahuan. Ia adalah 

ahli dalam bidang tafsir, bahasa arab, fiqh, us{u>l fiqh, teologi, dan mantiq.6 Iapun 

merupakan sosok yang pandai berdebat dan sangat menguasai etika berdiskusi, 

sehingga pantaslah ia mendapatkan gelar naẓẓār atau mutabaḥḥir fi maida furs{a>n al-

kala>m.7 

Al-Baid|a>wi> merupakan salah satu pengikut mazhab Syafi>’i> dalam bidang fiqh 

dan us{u>l fiqh serta menganut konsep teologi ahl al-Sunnah wa al-jamā’ah. Ini sangat 

jelas dalam semua kitab yang dikarangnya, seperti tafsir, mantiq, fiqh dan akidah. 

Contohnya dalam kitab al-T{awa>li> wa al-Id{a>h dan Mis{ba>h al-Arwa>h, al-Asnawi> 

                                                           
3Taj al-Di>n Abi Nas\r Abd al-Waha>b ibn Taqiy al-Di>n al-Subki>, op. cit, juz IV (Mis|r: al-

h{usainiyah, t.th), h. 215, Isma>i>l ibn Umar ibn kas|i>r al-Kurasyi> al-Dimasyqi>, al-Bida>yah wa al-
Niha>yah, juz XII, (Cet. II; Beiru>t: Maktabah al-Maa>rif, 1977H ), h. 124. 

4 Abdullah Mus|t{afa> al-Mara>ghi>, Fath al-Mubi>n fi T{abaqa>t al-Us{uliyyi>n, juz I (Beirut: 
Muh}ammad Ami>n, 1394 H/1974M) h. 88 

5Muhammad Yusuf, dkk, Studi Kitab Tafsir; Menyuarakan Teks yang Bisu (Yogyakarta: 
Teras, 2004), h. 114-115. 

6Syams al-Di>n Muh}ammad, Tabaqa>t al-Mufassirin, Juz I (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1983), h. 248.  

7H{aji Khalifah, Kasyf al-Zunu>n (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), h. 197. 
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mengatakan dalam kitab ini sangat jelas pemikiran al-Baid{a>wi> dalam mazhab Syafi’i> 

dan konsep Teologinya. 

Adapun Akidah al-Asy’ariyah yang dianutnya sangat jelas dalam kitab tafsir 

yang dikarangnya “Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l”, seperti dalam Q.S. 

Gha>fi>r/40:7; 

مْ       )٧(الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَ�ِِّ
Terjemahnya: 

(Malaikat-malaikat) yang memikul Arsy dan Malaikat yang berada di 
sekelilingnya bertasbih dan memuji Tuhan-nya.8 

2. Latar Belakang Pendidikannya 

Imam al-Baid{a>wi> berasal dari latar belakang keluarga yang terkenal dengan 

kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Kakeknya –Muh}ammad ibn ‘Ali>- merupakan 

seorang yang ‘alim (pakar) dan menjabat sebagai qad{i>, begitu juga dengan ayahnya, 

‘Umar ibn Muh{ammad ibn Ali al-Baid{a>wi>. Hal ini pula yang akhirnya diikuti oleh 

al-Baid{a>wi>. 

Imam al-Baid{a>wi> pernah menjabat sebagai qad{i>, namun jabatannya sebagai 

qad{i> tidak berlangsung lama, karena beliau lebih memilih pindah dari kota Syaira>z 

menuju kota Tibriz (yang masih di wilayah Persia). Di kota ini beliau mencurahkan 

perhatian besar untuk menulis. Dan salah satu karya beliau adalah kitab Anwa>r al-

Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l. Dan di sana pula beliau mulai bersentuhan dengan ilmu 

fiqih dan Us}u>l fiqh, mantiq, filsafat, kalam dan adab, dan memasukkan ilmu-ilmu 

bahasa Arab dan Sastra kepada ilmu-ilmu Syara’ dan Hukum.9 

                                                           
8Departemen Agama RI, op. cit, h. 467. 

9Al-Baid{a>wi>, op. cit., h. 6-7. 
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Selain itu, menurut qad{i> Syuhbah dalam karyanya, beliau memiliki banyak 

karangan, seorang ‘alim ulama di Azerbaijan, dan seorang guru besar di daerah itu. 

Beliau juga menjabat sebagai qad{i> (hakim) di Syaira>z. 

Al-Baid{a>wi> hidup dalam suasana politik yang tidak menentu. Sultan Abu 

Bakr yang memegang tampuk kekuasaan di Syaira>z saat itu sangat lemah, tidak 

memiliki kekuatan yang cukup untuk membangun tatanan masyarakat yang baik. 

Bukan hanya supremasi keadilan yang lemah, namun para elit yang berkuasa pun 

hidup dalam budaya yang boros. Intervensi penguasa terhadap peradilan pun 

demikian kuatnya, sehingga banyak fuqaha yang mengkhawatirkan kemungkinan 

diperintah untuk mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan syariat Islam.10 

Mungkin, karena pertimbangan inilah -setelah mengikuti saran guru 

spiritualnya Syaikh Muh}ammad al-Khat}ai> yang memintanya keluar dari 

pemerintahan- yang menyebabkan al-Baid{a>wi> mengundurkan diri dari jabatan 

hakim. Selepas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim, al-Baid{a>wi> 

mengembara ke Tibriz hingga akhir hayatnya. 

Di kota inilah beliau berhasil menulis salah satu karya monumentalnya 

berupa tafsir yang berjudul Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l, yang menjadi 

perhatian tulisan ini. Mengenai tahun meninggalnya, tidak ada kesepakatan di antara 

ulama. Manurut Ibnu Kas\i>r dan yang lainnya, beliau wafat pada tahun 685 H,11 

sedangkan menurut al-Subki> dan al-Nawawi> wafat pada tahun 691 H.12 

                                                           
10Abu Syuhbah Muh}ammad ibn Muh}ammad, al-Isrā´īliyyāt wa al-Mawd{ū’āt fī Kutub al-

Tafsīr (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Sunnah, 1408 H), h 53. 

11Di antara yang berpendapat seperti ini adalah ibn Kasi>{r dan ibn H{ubaib serta al-S{ala>h al-
S{afadi>.  

12Muh{ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsir wa al-Mufassirun, juz I, (Maktabah Mus}'ab ibn 
Umair al-Islamiyah, 1423 H/204 M), H. 211. 
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Dalam pengembaraannya mencari ilmu, baik di tempat kelahirannya maupun 

di Bagdad, al-Baid{a>wi> telah berguru ke beberapa ulama. Hal itu dapat diklasifikasi 

sebagai berikut; 

a. Guru-gurunya 

Sebagai seorang ilmuan dan pencinta ilmu wajar jika al-Baid{a>wi> adalah sosok 

pelajar yang memiliki guru yang tidak terbilang jumlahnya. Di antara guru-gurunya 

adalah: 

1) Ayahnya, ‘Umar ibn Muh{ammad ibn Ali al-Baid{a>wi, pertama kali beliau 

mendapat atau belajar dari ayahnya sendiri, beliau belajar berbagai ilmu dan 

mengikuti jejak ayahnya sebagai hakim di Syair>az.13 

2) Muh{ammad ibn Muh{ammad al-Kahta>’i>, beliau adalah guru spiritual al-

Baid{a>wi>, al-Baid{a>wi> selalu mengikuti saran-saran dari gurunya tersebut sampai 

gurunya meninggal, dan ketika al-Baid{a>wi> meninggal, ia pun dimakamkan di 

samping makam gurunya.14 

3) Syarif al-Di>n Umar al-Zaki> al-Busyka>ni> (w.680 H), beliau adalah gurunya para 

ulama, ulama besar pada zamannya dan menguasai beberapa ilmu.15 

4) Nas{ir al-Di>n al-T{u>si> (w.672 H), dalam kitab Raud{a>h al-Jannah di sebutkan 

bahwa beliau salah satu guru al-Baid{a>wi> dalam bidang ilmu kalam.   

5) Syi>ha>b al-Di>n al-Sahru>radi> (w.630 H), nama lengkapnya Umar ibn Muh{ammad 

ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Muh{ammad ibn H{amawaih. Al-Subki> 

berkata bahwa beliau ahli dalam bidang Fiqh.16  

                                                           
13al-Baida>wi> op. Cit., h. 258. 

14Taj al-Di>n Abi Nas|r Abd al-Waha>b ibn Taqiy al-Di>n al-Subki>, op. cit., juz V, h. 59. 

15Mui>n al-Di>n Abu> al-Qa>sim, Syaz\ al-az\a>r wa H}at} al-auz\a>r (Da>r al-Kutub, t.th), h. 299. 

16Taj al-Di>n Abi Nas\r Abd al-Waha>b ibn Taqiy al-Di>n al-Subki>, op. cit.,  juz VIII, h. 338-
341. 
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Mereka inilah yang menginspirasi beliau sehingga menjadi ulama yang 

menguasai beberapa ilmu dan salah satunya adalah ilmu tafsir.   

Sebagai seorang ulama besar, al-Baid{a>wi> bukan hanya memiliki banyak guru, 

namun banyak pula murid yang berguru kepadanya, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Di antara murid-muridnya adalah: 

1) Jamal al-Di>n al-Kasa>i> Muh{ammad ibn Abi> Bakr ibn Muh{ammad al-Maqri>, ia 

termasuk murid para Ulama Syaira>z yang berguru ke al-Baid{a>wi>, ia banyak 

menulis buku, diantaranya; kitab Nu>r al-Huda> fi Syarh Mas}a>bih al-Duja>, dan 

kitab Najm fi al-Us}u>l.17 

2) Ru>h{ al-Di>n ibn Syaikh Jala>l al-Di>n al-T{ayya>r, ia berguru kepada al-Baid{a>wi> 

dan menSyarah kitab al-Mas}a>bih dalam bidang Kalam dengan sangat bagus, ia 

meninggal dan di kuburkan di samping kuburan ayahnya Jala>l al-Di>n 

rahimahullah.18 

3) Razi>n al-Di>n Ali ibn Muh}ammad al-Khanaji>, ia meninggal pada bulan S}afar, 

tahun 770 H dan di makamkan di dataran tinggi.19 

4) Ru>h{ al-Di>n Abu al-Ma’ali> (w. 753 H).20 

5) Ah{mad ibn al-H{asan Fahr al-Di>n al-Jarbardi> (w. 746 H) di kota Tibri>z pada 

bulan ramadhan.21 

6) Ta>j al-Di>n al-Hanaki>.22 

                                                           
17 Mui>n al-Di>n Abu> al-Qa>sim, op. cit., h. 117. 

18Ibid., h. 299-300.  

19Ibid. 
20Ibid. 

21Taj al-Di>n Abi Nas|r Abd al-Waha>b ibn Taqiy al-Di>n al-Subki>, op. cit., juz V, h. 179. 

22Ibid.,  juz VI, h. 108.  
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7) Umar ibn Ilya>s ibn Yu>nus al-Maraghi> abu al-Qa>sim al-S|u>fi> Kama>l al-Di>n, lahir 

di Aberbaija>n tahun 643 H dan belum ada yang menulis tentang tahun 

wafatnya.23 

B. Pemikiran-Pemikiran Imam al-Baid}a>wi> 

Aspek historisitas dan pemikiran adalah dua sejoli yang saling memberi 

pengaruh. Karena itu, ketika hendak mengkaji pemikiran seseorang, kondisi dan 

tempat ia dibesarkan mutlak harus diketahui. Kondisi dan lingkungan adalah latar 

belakang dari sebuah bingkai gagasan-gagasan. Ini relevan sekali dengan “al-rajul 

ibnu biy’atihi>” seseorang itu adalah produk dari lingkungannya.24 

Sebagai seorang Imam yang sangat alim, di bidang Fiqh, Tafsir, Us}u>l fiqh, 

Us}u>l al-Di>n, bahasa Arab dan Mantiq. Ia juga mahir di bidang debat dan etika 

berdiskusi, riwayat hidupnya baik semangat dalam ibadah, zuhud dari kehidupan 

dunia fana, mengikui mazhab Syafi’i>. 

Pada dasarnya al-Baid{a>wi> dikenal sebagai seorang kritikus dan debator, debat 

digunakan untuk membuktikan kebenaran pahamnya sendiri. Hal inilah yang 

menggerakkan para ulama untuk menanggapi metode berpikir al-Baid{a>wi>, tentunya 

ada beberapa ulama yang memberi komentar terhadap al-Baid{a>wi> itu sendiri, 

diantaranya;25 

                                                           
23Khair al-Di>n al-Zarkali>, al-A’la>m, juz VII, (Cet. III; Beirut: 1389 H/ 1969 M). h. 81.  

24Ibnu Khaldun dalam hal ini menegaskan bahwa fase-fase terbentuknya fisik dan mental 
seseorang dipengaruhi oleh faktor geografis dan iklim tempat mereka berada. Selain itu cuaca, budaya 
dan perilaku yang berkembang adalah factor yang turut mempengaruhi tingkat berpikir dan 
intelegensia. Demikian pula perilaku sosial dan politik seseorang, juga diwarnai oleh faktor-faktor di 
atas. Teori-teori tersebut lihat; Abd Rahman Ibn Khaldun, Muqaddima>t Ibn Khaldu>n (Alexandria: 
Da>r Ibn Khaldu>n, t.th.), h. 58-65. 

25Mani’ Abd Halim Mah}mud, Terjemahan, op. cit., h. 112. 
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Ibn Syuhbah berkata: ... الناحیة تلك وشیخ أذربیجان عالم المصنفات، صاحب  "Ia 

merupakan ulama terkemuka di Azerbaijan, guru dan syeikh di daerah itu. Al-Subki> 

berkata:26 متعبدا حاصان خیرا، مبرزانظارا إماما كان “ Dia adalah imam yang lebih jeli, 

memiliki pandangan, Shaleh dan ahli ibadah”. Sedangkan Ibn H{abib berkata:  كل تكلم 

 Para imam telah“  المحررلكفاه الوجیزلفظھ المنھاج غیر لھ یكن لم ولو مصنفاتھ بالثناءعلى الأئمة من

memuji karangan-karangannya, sekiranya ia tidak memiliki metodologi yang 

ringkas, lafaz yang detail itu saja sudah cukup.”  

C. Karya-Karya Imam al-Baid{a>wi> 

Sebagai seorang ulama, sebagaimana telah disebutkan, beliau memiliki 

pengetahuan yang cukup luas, bukan hanya dalam bidang tafsir melainkan juga 

dalam bidang us}u>l fiqh, fiqh, teologi, nahwu, mantiq, dan sejarah. Karya-karyanya 

pun meliputi beragai bidang di antaranya: 

1.  Tafsir Al-Qur’a>n al-Kari>m yang diberi nama dengan “Anwa>r al-Tanzi>l wa 

Asra>r al-Ta’wi>l”  dalam bidang tafsir 

2. Minha>j al-Wus{u>l ila> Ilm al-Us{u>l, dalam bidang us{u>l fiqh, kitab ini ringkasan 

dari kitab al-H{a>s{il karya Muh{ammad ibn al-H{usain al-Armawi> al-Sya>fi’i>, 

w.656 H 

3. al-Ga>yah al-Quswa> fi Dira>yat al-Fatawa>  dalam bidang fiqh, kitab ini 

ringkasan dari kitab al-Wasi>t{ fi al-Fiqh, karya al-Ima>m al-Sya>fi’i>, w.505 H. 

kitab ini terdiri dari I jilid. Kemudian Razi>n al-Di>n mensyarah kitab ini dan 

memberinya nama dengan “al-Niha>yah fi> Syarh al-Ga>yah” 

                                                           
26Lihat Ah{mad ibn Muh{ammad al-Adnarawi> (selanjutnya ditulis dengan al-Adnarawi>>), 

Thabaqa>t al-Mufassiri>n, (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulum al-Hukmi>, 1997), h. 263. 
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4. T{awali> al-Anwa>r fi> Us{u>l al-Di>n, kitab ini diringkas oleh Syams al-Di>n 

Mah}mu>d ibn Abd al-Rah{man al-As}faha>ni> dan di beri nama dengan “Mat}a>li> al-

Anz{a>r” 

5. Al-Tahz\i>b wa al-Akhlaq dalam bidang tasawuf 

6. Lubb al-Ba>b fi Ilm al-I’ra>b dalam bidang nahwu. Kitab ini di ringkas dari kitab 

al-Ka>fiyah oleh Ibn H{a>jib 

7. Ta>rikh al-Dual al-Fa>risiyah yang di beri nama “Niz}a>m al-Tawarikh” dalam 

bidang sejarah (kitab berbahasa Iran). Dalam kitab ini di jelaskan sejarah-

sejarah mulai dari zaman nabi Adam sampai zaman al-Baid{a>wi>. 

8. Mis}ba>h al-Arwa>h, kitab ini disyarah oleh qad{i> Ubaidillah ibn Muh{ammad al-

Farga>ni> al-Tibri>zi> yang di kenal dengan al-Ibri> (w.743 H). 

9. Kita>b al-Mantiq. 

10. Risa>lah fi> Maud{u> al-Ulu>m dan penjelasannya. 

11. Mukhtas}ar fi> al-Haiyah. 

12. kita>b fi> Asma Allah al-H{usna>. 

13. al-Id{a>h fi> Us}u>l al-Di>n, Imam al-Asnawi> menyebutkan kitab ini dalam 

mukaddimah kitab al-Minha>j.       

Dari kitab-kitab tersebut menurut al-Z|ahabi>, hanya tiga karya yang cukup 

dikenal para ulama, yaitu: 

1. Minhaj al-Wus{u>l ila Ilm al-Us{u>l dan Syarh-nya (us{ul fiqh) 

2. T{awal>i al-Anwar (tauhid) dan 

3. Anwar al-Tanzi>l wa Asrar al-Ta’wi>l (tafsir).27 

                                                           
27Mani’ Abd Halim Mahmud, terjemahan: Metodologi Tafsir: kajian komprehensif metode 

para ahli tafsir, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), H. 112-112. Lihat juga Muh{ammad Fa>d}il 
ibn ‘A<syur, al-Tafsi>r wa Rija>luhu, (Mesir: Majma’ Buh{us| al-Isla>mi>y, 1970), h. 91.      
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Kitab tafsir inilah yang menjadi objek kajian pada penelitian ini. Di mana 

kitab tersebut merupakan salah satu kitab tafsir klasik oleh seorang ulama yang 

tidak diragukan lagi kredibilitasnya dalam bidang tafsir dan hukum Islam. 

Tafsir ini ditulis selama dia pindah dari kota Syaira>z menuju kota Tibriz 

(yang masih di wilayah Persia) dan di cetak oleh penerbit al-Taufi>qiyah al-Qa>hirah 

Mesir sebanyak II jilid. 

Secara spesifik, berikut penjelasan sistematika penulisan kitab Tafsi>r Anwa>r 

al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>>l sesuai dengan kajian pada penelitian ini : 

a. Jilid I terdiri dari 17 Surah dengan jumlah halaman 747. Jilid I diawali dengan 

mukaddimah kitab tafsir itu sendiri secara keseluruhan, biografi singkat penulis. 

Kemudian penjelasan tafsir dari surah al-Fa>tihah sampai surah al-Isra> secara 

keseluruhan. Dan selanjutnya adalah daftar isi untuk jilid I. 

b. Jilid. II terdiri dari 97 surah  dengan jumlah halaman 736, diawali  dari surah al-

Kahfi sampai surah al-Na>s. kemudian penutup dan daftar isi untuk jilid II. 

Kitab karya al-Baid{a>wi> ini banyak di temukan dalam berbagai bahasa yakni, 

bahasa Arab dan  bahasa Persia. 

Adapun kitab yang di syarah yakni: 

1) Syarh al-Mas{a>bih karya Imam al-Bag{awi> (hadis) yang diberi nama Mas{a>bih al-

Sunnah, dan al-Baid{a>wi> mensyarahnya dan menamainya dengan Tuh{fa al-Abra>r. 

2) Syarh al-Mah{s{u>l dalam bidang us{u>l al-Fiqh karya Fahkr al-Di>n al-Ra>zi>. 

3) Syarh al-Muntakhab dalam bidang us{u>l al-Fiqh karya Fahkr al-Di>n al-Ra>zi> dia 

mengutip dari kitabnya al-Mahs{u>l. 

4) Syarh al-Mukhtas}ar Ibn H{a>jib yang dinamainya dengan Mirs}a>d al-afha>m ila> 

Maba>di> al-Ah{ka>m awwaluhu: Alhamdulillah al-laz{i> hada>na ila> mana>hij al-haq. 
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5) Syarh al-Tanbi>h karya Abu Ish{a>q al-Syaira>zi> dalam bidang fiqh Ima>m al-Sya>fi’i> 

(w.505 H) yang terdiri dari empat jilid. 

6) Syarh al-Ka>fiyah dalam bidang Nahwu karya Ibn al-H{a>jib al-Ma>liki> (w.546 H). 

7) Syarh al-Fus{u>l karya Nas{r al-Di>n al-T{u>si>. 
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BAB IV 

METODOLOGI TAFSI@R AL-BAID{A>WI>>@ 

A. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsi>r al-Baid{a>wi>>> 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa salah satu karya monumental al-

Baid{a>wi>>> adalah kitab Tafsi>r Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l. Kitab ini 

merupakan salah satu kitab tafsir klasik yang berusaha menampilkan Al-Qur’an 

disertai dengan penjelasan-penjelasan yang komprehensif, bahasa yang sederhana, 

dan metode sistematis. 

Kitab tafsir al-Baid{a>wi> dinamainya sendiri dengan Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r 

al-Ta’wi>l. Hal ini tampak dalam pernyataan beliau sendiri sebagaimana terdapat 

dalam mukaddimah tafsirnya sebagaimana dikutip oleh al-Z|ahabi>: “Setelah 

melakukan shalat istikharah, saya memutuskan untuk melakukan apa yang telah saya 

niatkan, yaitu mulai menulis dan menyelesaikan apa yang telah saya harapkan. Saya 

akan menamakan buku ini setelah selesai penulisannya dengan Anwa>r al-Tanzi>l wa 

Asra>r al-Ta’wi>l.1 

Al-Baid{a>wi> menyebutkan dua alasan yang mendesaknya untuk menulis buku 

ini. Pertama, bagi al-Baid{a>wi>, tafsir dianggap sebagai ilmu yang tertinggi di antara 

ilmu-ilmu agama yang lain. Kedua, melaksanakan apa yang telah diniatkan sejak 

lama yang berisi tentang fikiran-fikiran terbaik. Setelah merasa mampu melakukan 

cita-cita itu, mulailah ditulis kitab tafsir Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l 

tersebut. Dalam penulisan tafsirnya, beliau dibimbing oleh gurunya, Syaikh 

Muh}ammad al-Khat}a>i, ulama yang menyarankan al-Baid{a>wi> untuk mundur dari 

                                                           
1Al-Z|ahabī, al-Tafsīr, op. cit,  Juz I, h. 214. 
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jabatannya sebagai hakim agung. Penulisan kitab tafsir inipun dilakukan secara 

ringkas, tanpa menguraikannya secara panjang lebar. Hal ini dilakukan al-Baid{a>wi> 

karena buku tersebut dimaksudkan sebagai buku pedoman untuk pengajaran di 

sekolah tinggi atau sekolah Masjid sehingga memberikan secara ringkas semua yang 

paling baik dan paling masuk akal dari penjelasan-penjelasan yang dikemukakan 

para ulama dan mufassir sebelumnya.2 

Beberapa penilaian terhadap tafsir al-Baid{a>wi> menyimpulkan bahwa sang 

pengarang memiliki ketergantungan pada kitab-kitab tafsir terdahulu, sehingga ada 

beberapa orang yang menganggap tafsir ini sebagai mukhtas}a>r dari tafsir al-Kasysya>f 

karya al-Zamakhsyari> (disarikan dalam hal i’rab, ma’a>ni dan baya>n), Mafa>tih al-Gaib 

karya Fakhr al-Di>n al-Razi> (disarikan dalam hal filsafat dan teologi), dan dari al-

Raghi>b al-Asfahani> (disarikan dalam hal asal-usul kata). 

Terlepas dari penilaian di atas, dalam mukaddimahnya, al-Baid{a>wi> 

mengemukakan bahwa ada dua macam sumber yang digunakan sebagai rujukan 

dalam menulis tafsirnya. Pertama, komentar dari para sahabat, tabi’in, dan para 

ulama salaf yang termasuk dalam periode normatif. Kedua, komentar yang terdapat 

dalam kitab-kitab tafsir sebelum al-Baid{a>wi>. Mengenai periode yang pertama, 

sebagaimana dikutip Yusuf Rahman dari Winand Fell dalam karyanya Indices ad 

Beidhawi Commentarium in Coranum, nama Ibnu Abbas adalah yang paling banyak 

dikutip oleh al-Baid{a>wi>. Sementara dari Ibnu Mas’ud dikutip sebanyak 14 kali, Ubay 

bin Ka’ab  4 kali, Abdullah bin Zubair 4 kali, Abu Musa Al-Asy’ari 2 kali dan Zaid 

                                                           
2Al-Baid{a>wi>, op. cit, Juz I, h. 6. 
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bin S|abit 1 kali. Dari kalangan tabi’in, al-Baid{a>wi> mengutip Mujahid 5 kali, al-

Dahha>k 3 kali, Qatadah 3 kali, Ikrimah 3 kali, dan Abu al-’Aliyah sebanyak 1 kali.  

Sementara dari para mufasir pendahulunya, al-Baid{a>wi> tidak menyebutkan 

nama mufasir yang telah ada sebelumnya. Alih-alih menyebut nama mufasir dan 

kitab tafsirnya, Al-Baid{a>wi> hanya menyebut nama-nama teolog semisal Abu Hasan 

al-Asy’ari 2 kali, al-Jubba’i 1 kali dan nama-nama kelompok seperti al-Barahim 1 

kali, al-Khawarij 5 kali, Mujbirah 1 kali, Mujassimah 1 kali, Mu’attilah 2 kali dan 

Mu’tazilah 35 kali.3 

Al-Baid{a>wi> melakukan hal ini karena memang sudah merupakan praktik yang 

umum saat itu, yakni abad ketujuh, di mana sistem skolastik sudah berdiri dengan 

kokoh, bahwa seseorang bisa mengadopsi materi atau pendapat orang lain dalam 

karyanya bahkan untuk mengutipnya secara verbal. seakan mengantisipasi 

kemungkinan keberatan-keberatan yang muncul kemudian. Al-Baid{a>wi> sendiri 

menyatakan dalam mukaddimah tafsirnya bahwa beliau memang berupaya untuk 

mensarikan pandangan-pandangan ulama sebelumnya. Namun demikian, beliau juga 

mengakui bahwa karyanya adalah langkah independen dari hasil istinbat} yang beliau 

lakukan sendiri. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Al-Z}ahabī, al-Tafsīr, op. cit,  Juz I, h. 215.  
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B. Sistematika Pembahasan Kitab Tafsi>r al-Baid{a>wi>>> 

Sebelum memulai menafsirkan masing-masing ayat di dalam suatu surat, al-

Baid{a>wi> memulainya dengan keterangan mengenai konteks turunnya surat tersebut, 

apakah ia makiyah ataupun madaniyah,4 serta penjelasan mengenai jumlah ayatnya. 

Ini dapat dilihat pada contoh berikut ini: 

  آية وثمانون سبع و مائتان وآيا�ا مدنية البقرة سورة
Artinya: 

Surat al-Baqarah adalah madaniyyah, jumlah ayatnya 287 ayat5 

Begitu juga ketika beliau memulai surat ali ‘Imra>n, yaitu: 

   مائتان وآيا�ا مدنية عمران آل سورة
Artinya: 

ali ‘Imran adalah madaniyyah, jumlah ayatnya 200 ayat6 

Isi kitab ini dibuat sepertil ringkasan (ikhtis}a>r), mengandung berbagai 

pemikiran, pandangan-pandangannya diarahkan pada banyak dimensi gramatika 

bahasa, fiqh, dan us}ul yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an, dan begitu juga 

                                                           
4Di dalam memberi batasan mengenai defenisi al-Makiyah dan al-Madaniyah terdapat tiga 

perspektif yaitu 1. Tempat turun (Jika suatu ayat turun di Mekah dan sekitarnya -meskipun itu 
sebelum peristiwa hijrah- disebut al-Makiyah, dan sebaliknya); 2. Objek pembicaraan atau khitab 
(Jika khitab-nya adalah orang Mekah seperti kata “Yaa ayyuha al-nas” maka ayat disimpulkan 
sebagai ayat al-Makiyah, meskipun ayat tersebut diturunkan di kota Madinah atau sesudah Hijrah, 
 dan sebaliknya); 3. Masa turun (andaikan ayat itu turun sebelum nabi hijrah –meskipun di Madinah- 
maka ayat itu dianggap sebagai ayat al-Makiyah, dan sebaliknya). Lihat Amir Faishol Fath, Hakikat 
al-Makiyah dan al-Madaniyah dan validitas kekiniannya, (Al-Insan, Jurnal kajian Islam) Vol. 1, No. 1, 
Januari, 2005, h. 63-77. Selain dari pendapat ini –yang mengungkapkan tiga perspektif di dalam 
mendefenisikan al-Makiyah dan al-Madaniyah- Juga ada pendapat lain yang berusaha 
mendefenisikannya dari perspektif tema pembicaraan. Lebih lanjut lihat. Rosihon Anwar, Samudera 
Al-Qur’an, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 114. 

5Al-Baid}a>wi>, op. cit, juz I, h. 41. 

6Ibid, Juz. II, h. 2. 
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dari sudut pandang bacaan (qira>ah) dan makna intrinsik ayat (isya>rah), serta 

mengkombinasikan antara tafsir dan ta’wil berdasarkan kaidah-kaidah bahasa dan 

syar’iyyah.   

Sistematika penafsiran dari tafsi>r Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l 

tergambar pada contoh berikut ini. 

 بالسورة فسر أو الحروف هذه من بالمؤلف أول إن} الم{ إلى إشارة ذلك} الكتاب ذلك{

 إليه أشير متباعدا صار إليه المرسل إلى المرسل من وصل أو وتقضى به تكلم لما فإنه القرآن أو

 هو الذي صفته أو خبره فإنه الكتاب لتذكير االسورة} الم{ بـ أريد متى وتذكيره البعيد إلى به

 إنا{:  تعالى قوله بنحو إنزاله الموعود الكتاب به والمراد صفته فيكون الكتاب إلى أو هو

 وقيل للمبالغة المفعول به سمي مصدر وهو المتقدمة الكتب في أو} ثقيلا قولا عليك سنلقي

 وأصل يكتب مما لأنه يكتب أن قبل عبارة المنظوم لىع أطلق ثم كاللباس المفعول بمعنى فعال

 لا بحيث برهانه وسطوع لوضوحه أنه معناه} فيه ريب لا{   الكتيبة ومنه الجمع الكتب

 فيه يرتاب لا أحدا أن لا الإعجاز حد بالغا وحيا كونه في الصحيح النظر بعد العاقل يرتاب

 الريب عنهم أبعد ما فإنه} عبدنا على لنانز  مما ريب في كنتم وإن{: تعالى قوله إلى ترى ألا

 غاية فيها ويبذلوا نجومه من نجم معارضة في يجتهدوا أن وهو له المريح الطريق عرفهم بل

:  وقيل  للريبة مدخل ولا للشبهة مجال فيه ليس أن لهم تحقق عنها عجزوا إذا حتى جهدهم

 صفة الواقع الظرف فيه لعاملوا ا�رور الضمير من حال وهدى للمتقين فيه ريب لا معناه

 به سمي واضطرا�ا النفس قلق وهي الريبة فيك حصل إذا رابني الأصل في والريب للنفي

 فإن) يريبك لا ما إلى يريبك ما دع: (الحديث وفي الطمأنينة ويزيل النفس يقلق لأنه الشك

 الحق إلى ميهديه} للمتقين هدى{ لنوائبه الزمان ريب ومنه طمأنينة والصدق ريبة الشك

 البغية إلى الموصلة الدلالة: وقيل  الدلالة ومعناه والتقى كالسرى مصدر الأصل في والهدى
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 يقال ولأنه} مبين ضلال في أو هدى لعلى{: تعالى قوله في الضلالة مقابل جعل لأنه

 بنصه والمنتفعون به المهتدون لأ�م بالمتقين واختصاصه المطلوب إلى اهتدى لمن إلا مهدي

 هدى{: تعالى قال الاعتبار و�ذا كافر أو مسلم من ناظر لكل عامة دلالته كانت نوإ

 والنظر الآيات تدبير في واستعمله العقل صقل من إلا فيه بالتأمل ينتفع لا لأنه أو} للناس

 لم ما نفعا يجلب لا فإنه الصحة لحفظ الصالح كالغذاء لأنه النبوات وتعرف المعجزات في

 للمؤمنين ورحمة شفاء هو ما القرآن من وننزل{: تعالى بقوله أشار وإليه حاصلة الصحة تكن

 ينفك لما هدى كونه في والمتشابه ا�مل من فيه ما يقدح ولا} خسارا إلا الظالمين يزيد ولا

 وهو الصيانة فرط: والوقاية فاتقى وقاه قولهم من فاعل اسم والمتقي منه المراد يعين بيان عن

 من التوقي: الأول  :مراتب ثلاث وله الآخرة في يضره مما نفسه يقي لمن ماس الشرع عرف في

: الثاني   }التقوى كلمة وألزمهم{: تعالى قوله وعليه الشرك من بالتبري المخلد العذاب

 التقوى باسم المتعارف وهو قوم عند الصغائر حتى ترك أو فعل من يؤثم ما كل عن التجنب

 عما يتنزه أن: الثالثة  }واتقوا آمنوا القرى أهل أن ولو{: الىتع بقوله المعنى وهو الشرع في

 أيها يا{: تعالى بقوله المطلوب الحقيقي التقوى وهو بشراشره إليه ويتبتل الحق عن سره يشغل

  الثلاثة الأوجه على ههنا} للمتقين هدى{: قوله فسر وقد} تقاته حق االله اتقوا آمنوا الذين

 اسم أنه على مبتدأ} الم{ يكون أن: الإعراب من جهاأو  تحتمل الآية أن واعلم 

 مطلقا المؤلف من أخص كان وإن خبره وذلك منها بالمؤلف مقدر أو السورة أو للقرآن

 أقصى البالغ تأليفه في الكامل المؤلف به المراد لأن الأعلم على يحمل لا الأخص أن والأصل

 مبتدأ خبره} الم{ يكون أنو    ذلك صفة والكتاب البلاغة ومراتب الفصاحة درجات

 لتضمنه مبني المشهورة في} ريب لا{ و صفته والكتاب بدلا أو ثانيا خبرا وذلك محذوف

 ولازمة تقتضيها لأ�ا إن عمل العاملة للجنس النافية لا اسم أنه على المحل منصوب من معنى

 قدم كما يقدم ولم برهخ وفيه ليس بمعنى التي بلا مرفوع الشعثاء أبي قراءة وفي لزومها للأسماء
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 الكتب سائر بين من به الريب نفي تخصيص يقصد لم لأنه} غول فيها لا{: تعالى قوله

 في كما محذوف الخبر أو الحال على نصب وهدى خبره وللمتقين صفته أو ثمة قصد كما

 لتنكيره عليه قدم هدى خبر فيه أن على} ريب لا{ على وقف فلذلك ضمير} لا{

 أنه: معنى على خبره} الكتاب{ و مبتدأ ذلك يكون وأن هدى فيه فيه بري لا: والتقدير

 خبر والجملة خبره بعده وما صفته أو كتابا يسمى أن يستأهل الذي الكامل الكتاب

 يدخل لم ولذلك السابقة منها اللاحقة تقرر متناسقة جمل إ�ا يقال أن والأول  }الم{

 يركبون ما جنس من المؤلف هو به تحدىالم أن على دلت جملة} الم{ ف بينهما العاطف

 ثالثة جملة} فيه ريب لا{ و التحدي لجهة مقررة نية ثا جملة الكتاب وذلك كلامهم منه

 و واليقين للحق مما أعلى كمال لا إذ الكمال بغاية المنعوت الكتاب بأن كماله على تشهد

 بأنه حوله الشك يحوم لا حقا كونه تؤكد رابعة جملة مبتدأ له يقدر بما} للمتقين هدى{

 نبه لما أنه وبيانه للمدلول الدليل استتباع اللاحقة منها السابقة تستتبع أو} للمتقين هدى{

 معارضته عن عجزوا وقد كلامهم جنس من إنه حيث من به المتحدى إعجاز على أولا

 لا إذ بأطرافه الريب يتشبث لا أن ذلك واستلزم الكمال حد البالغ الكتاب أنه منه استنتج

 كل وفي} للمتقين هدى{ محالة لا كان كذلك كان وما والشبهة الشك يعتريه مما أنقص

 الثانية وفي التعليل مع المقصود إلى والرمز الحذف الأولى ففي جزالة ذات نكتة منها واحدة

 الحذف الرابعة وفي الباطل إ�ام عن حذرا الظرف تأخير الثالثة وفي التعريب فخامة

 الغاية باعتبار بالمتقين الهدى وتخصيص للتعظيم منكرا وإيراده للمبالغة لمصدربا والتوصيف

 .7 لشأنه وتفخيما إيجازا متقيا للتقوى المشارف تسمية

                                                           
7Ibid., Juz. I, h. 22-24.  
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Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam menafsirkan 

sebuah ayat al-Baid{a>wi> berusaha menjelaskan tiga aspek yaitu: 

1. Menjelaskan bentuk kata, apakah ia ism atau fi’il. Seperti menjelaskan kata 

hudan. Menurut beliau kata hudan  merupakan mashdar ( مصدر الأصل في والھدى ), 

atau ketika menjelaskan bahwa muttaqi merupakan ism al-fâ’il sebagaimana 

pada teks: والوقایة فاتقى وقاه قولھم من فاعل اسم والمتقي  

2. Menjelaskan makna dan maksud ayat beserta kata-katanya. Di dalam 

menjelaskan makna ayat terkadang beliau menggunakan ayat lain sebagai 

penegas makna dari kata-kata tersebut. Seperti ketika beliau menjelaskan 

bahwa kata hudan merupakan lawan dari kata d{ala>lah: 

لعلى هدى أو {: الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه جعل مقابل الضلالة في قوله تعالى: وقيل 

  }في ضلال مبين

Selain itu terkadang beliau juga menjelaskan maksud ayat secara  terperinci 

yang dikaitkan dengan kajian hikmah dan pembahasan kalam, seperti ketika beliau 

ingin menjelaskan maksud taqwa di dalam menjelaskan al-muttaqin.  Menurutnya 

taqwa tersebut secara istilah memiliki tiga tingkatan yaitu: pertama, memelihara diri 

dari azab yang kekal dikarenakan dengan menjauhi syirik, kedua, Menjauhi 

perbuatan dosa dan ketiga, membersihkan diri dan hati dari sesuatu yang 

melalaikannya dari kebenaran. Ini tergambar pada penggalan penafsiran berikut ini: 

: الأول  :وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه مما يضره في الآخرة وله ثلاث مراتب

   }وألزمهم كلمة التقوى{: ي من الشرك وعليه قوله تعالىالتوقي من العذاب المخلد بالتبر 

التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف باسم : الثاني
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أن يتنزه : الثالثة  }ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا{: التقوى في الشرع وهو المعنى بقوله تعالى

  8   عما يشغل سره عن الحق

Sedangkan mengenai pembahasan kalam, beliau juga menyebutkan 

pandangan beberapa aliran seperti Khawa>rij, Mu’tazilah dan Jumhur. Seperti ketika 

beliau menjelaskan ima>n yang meliputi tiga aspek yaitu: tas{diq, iqrar dan ‘amal. 

Seperti yang terdapat di dalam penggalan tafsir berikut ini: 

 سلم و عليه االله صلى محمد دين من أنه بالضرورة علم بما فالتصديق: الشرع في وأما

 بمقتضاه والعمل به والإقرار الحق اعتقاد: أمور ثلاثة ومجموع والجزاء والبعث والنبوة كالتوحيد

 أخل ومن منافق فهو وحده بالاعتقاد أخل فمن والخوارج لةوالمعتز  المحدثين جمهور عند

 غير الإيمان عن وخارج الخوارج عند وكافر وفاقا ففاسق بالعمل أخل ومن فكافر بالإقرار

 أضاف وتعالى سبحانه أنه وحده التصديق أنه على يدل والذي المعتزلة عند الكفر في داخل

 ولم} {بالإيمان مطمئن وقلبه} {الإيمان �مقلو  في كتب أولئك{: فقال القلب إلى الإيمان

 لا مواضع في الصالح العمل عليه وعطف} قلوبكم في الإيمان يدخل ولما} {قلو�م تؤمن

 آمنوا الذين أيها يا{} اقتتلوا المؤمنين من طائفتان وإن{: تعالى فقال بالمعاصي وقرنه تحصى

 قلة من فيه ما مع} بظلم إيما�م ايلبسو  ولم آمنوا الذين} {القتلى في القصاص عليكم كتب

 وفاقا التصديق هو بالياء المعدى إذ الآية في الإرادة متعين وهو الأصل إلى أقرب فإنه التغيير

 انضمام من بد لا أم المقصود لأنه كاف هو هل بالقلب التصديق مجرد أن في اختلف ثم

 الجاهل ذم من أكثر المعاند ذم تعالى لأنه الثاني هو الحق ولعل منه للمتمكن به الإقرار

  9 منه للمتمكن الإقرار لعدم لا للإنكار الذم يجعل أن وللمانع المقصر

3. Menjelaskan i’rab. Ini biasanya setelah beliau menjelaskan maksud dari ayat. 

Di dalam penggalan tafsir di atas beliau memulai ungkapan dengan الآیة أن واعلم 

الإعراب من أوجھا تحتمل . Kemudian beliau menjelaskan i’rab satu-persatu contoh: 

                                                           
8Ibid, Juz. I, h. 48-49. 

9Ibid, Juz. I, h. 51-53. 
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 خبره وذلك منها بالمؤلف مقدر أو السورة أو للقرآن اسم أنه على مبتدأ}  الم{  يكون أن

 بدلا أو ثانيا خبرا وذلك محذوف بتدأم خبره}  الم{  يكون وأن  ذلك صفة والكتاب…

   10 صفته والكتاب

Penafsiran yang dilakukan al-Baid{a>wi> dalam hal i’ra>b, ma’ani, dan bayan 

merujuk pada kitab al-Kasysya>f karya al-Zamakhsyari, sampai-sampai dikategori-

kan sebagai “ikhtis{a>r al-Kasysya>f” karena itu.11 Akan tetapi, al-Baid{a>wi> 

meninggalkan pandangan-pandangan Mu’tazilah-nya dan berpegang pada mazhab 

Asy’ariyah dalam masalah teologi dan kalam.12 Selain itu, juga merujuk pada kitab 

al-Tafsi>r al-Kabi>r karya al-Ra>zi> dalam kaitannya dengan hikmah dan kalam,13 

                                                           
10Ibid, Juz. I, h. 23. 

11Ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penafsiran kedua kitab, terutama dari aspek 
bahasanya. Sebagai contoh mengenai I’rab awal surat al-Baqarah ini. Penulis melihat apa yang 
dijelaskan oleh al-Baid{a>wi> memang merujuk kepada penjelasan Zamakhsyari> di dalam kitab al-
Kasysya>f. Karena di dalam al-Kasysya>f pun dijelaskan seperti yang ditulis al-Baid{a>wi> seperti berikut 
ini: 

 ان على بدلا أو ثانيا خبرا ذلك ويكون الم هذه أي محذوف مبتدأ خبر) الم(  يكون وان الموعود الكتاب ذلك هو ومعناه صفة الكتاب يكون وأن

   اخرى جملة الكتاب وذلك جملة الم هذه يكون وان صفة الكتاب

Lihat. Abi> al-Qasim Mahmud ibn ‘Umar al-Zamkhasyari> al-Khawarizmi>, al-Kasysya>f‘an 
Haqa’iq al-Tanzi>l wa ‘uyun al-Aqa>wil fi Wujuh al-Ta’wi>l, (Beirut: Dar al-Ihya al-Turas|, t.th), Juz I, 
h. 71. 

12Ini dapat dilihat ketika beliau menjelaskan makna iman pada contoh sebelumnya. 

13 Untuk membuktikan hal ini dapat dilihat di dalam tafsir al-Razi> ketika menafsirkan ayat 
ketiga dari surat al-Baqarah ini. Di sana al-razi> juga menjelaskan pendapat aliran kalam. Hanya saja 
di dalam tafsir al-Razi> penjelasannya sangat panjang dibanding di dalam tafsir al-Baid{a>wi> ini. Selain 
mengenai hikmah terkadang mengenai aspek bahasa pun beliau juga merujuk ke dalam kitab Tafsi>r 
al-Kabi>r karya al-Razi>. Seperti ketika menjelaskan bentuk kata muttaqi>n. Apa yang ditulis Al-
Baid{a>wi> ternyata sama dengan apa yang ditulis al-Razi>. Al-Razi> menulis seperti berikut ini:  

 معرض في ههنا المتقي ذكر تعالى االله إن:  فنقول هذا عرفت إذا ، الصيانة فرط والوقاية ، فاتقي وقاه قولهم من فاعل اسم اللغة في المتقي:  الثانية المسألة

  المحظورات عن محترزاً  بالعبادات آتياً  يكون بأن وذلك ، بالدين يتصل فيما متقياً  يكون بأن بل ، الدنيا أمور في متقياً  يكون بأن أولى كذلك يكون ومن ، المدح

Lihat. Muh{ammad ibn ‘Umar ibn H{usain al-Razi> al-Syafi’i> (Selanjutnya ditulis dengan al-
Ra>zi>), Tafsir al-Fakhr al-Razi> al-Masyhur bi Tafsir al-Kabir wa Mafa>tih al-Gaib, (Juz. 1, Beirut: Dar 
al-Fikr, 1981), h.22-30. Adapun hal lain yang beliau jadikan rujukan yaitu mengenai penafsiran ayat-
ayat kauniyah, seperti pada potongan berikut ini:  }انقض كوكبا كأن يرى ما والشهاب تبع بمعنى أتبع}  شهاب فأتبعه  
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serta Ja>mi’ al-Tafsi>r karya al-Raghib al-As}faha>ni dalam kaitannya dengan 

pembentukan kata, makna intrinsik, dan isyarat-isyarat batin dari ayat.14  

Meski banyak melakukan tinjauan kebahasaan di dalam penafsiran, namun di 

dalam kitab tafsir ini juga mengemukakan riwayat, terutama mengenai penjelasan 

keutamaan surat. Dan berbeda dengan tafsi>r bi al-ma’s\u>r pada umumnya di dalam 

mengemukakan h{adi>s\ al-Baid{a>wi> tidak mengemukakan jalur sanad-nya. Seperti 

ketika beliau ingin menjelaskan keutamaan surat al-Fatihah beliau mengemukakan 

h{adi>s\  seperti berikut ini: 

   15داء كل من شفاء هي والسلام الصلاة عليه لقوله الشفاء والشافية
Artinya: 

“Dan (surat al-Fatihah) merupakan obat sebagaimana hadis Nabi Saw.: dia  

adalah obat dari semua penyakit” 

Selain menampilkan riwayat yang berhubungan dengan keutamaan sebuah 

surat pada awal pembahasan, untuk menutup pembahasan sebuah surat pun biasanya 

al-Baid{a>wi> juga menampilkan banyak riwayat Nabi. Dan di sini celah masuknya 

hadi>s\-hadi>s\ d{a’i>f atau hadis palsu, dan cerita israiliya>t16 ke dalam kitab Anwa>r al-

Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l ini. Sebagaimana yang ditulis Muh}ammad abi Syuh{bah, di 

dalam kitab al-Israiliyya>t wa al-Maud{u>‘a>t fi kutub al-Tafsi>r.17 

                                                           
14 Al-Z|ahabi>, op. cit, h. 212. 

15 Al-Baid{a>wi>, op cit,, Juz I, h. 8 
16Isra>iliya>t adalah istilah yang diberikan ulama untuk riwayat atau kisah masa lalu yang tidak 

berasal dari Islam, tetapi justru didapatkan dari berita ahl al-kitab (Yahudi dan Nasrani), Al-Kha>lidi>, 
op. cit, h. 218.   

17Muhammad ibn Muhammad abi> Syuhbah, al-Israiliyyat wa al-Maud}u>’a>h fi kutub al-Tafsi>r, 
(t.t: Maktabah al-Sunnah, t.th), h. 122-123. 
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Adapun contoh beliau menampilkan riwayat di ujung-ujung pembahasan 

sebuah surat adalah ketika beliau menutup pembahasan surat al-Baqarah dengan 

menampilkan riwayat berikut ini: 

 الخلق يخلق أن قبل بيده الرحمن كتبها الجنة كنوز من آيتين تعالى االله أنزل( السلام عليه وعنه

 السلام و الصلاة عليه وعنه) الليل قيام عن أجزأتاه الأخيرة العشاء بعد قرأهما من سنة بألفي

 سورة يقال أن استكره من قول يرد وهو) كفتاه ليلة في البقرة سورة آخر من الآيتين قرأ من(

: السلام و الصلاة عليه قال كما البقرة فيها تذكر التي السورة يقال أن ينبغي: وقال البقرة

 ولن حسرة وتركها بركة تعلمها فإن فتعلموها القرآن فسطاط البقرة فيه تذكر التي السورة

   18 السحرة: قال ؟ البطلة وما االله رسول يا: قيل البطلة يستطيعها

Selain itu beliau juga melakukan pembahasan yang berhubungan dengan 

hukum, dan biasanya dengan  simpel dan sederhana. Selain itu beliau juga 

menampilkan riwayat sejauh diperlukan seperti pada contoh berikut ini: 

 أن:  عنها تعالى االله رضي عائشة وعن الكثير المال هو والخير} خيرا ترك إن{ تعالى االله قال

 أربعة: قال عيالك كم: فقالت آلاف ثلاثة: فقال مالك كم فسألته يوصي أن أراد رجلا

 الوصية{ لعيالك فاتركه يسير لشيء هذا وأن} خيرا ترك إن{ تعالى االله قال إنما: قالت

 الإيصاء أو يوصي أن تأويل على أو للفصل فعلها وتذكير بكتب مرفوع} والأقربين للوالدين

 لتقدمه الوصية لا كتب مدلول إذا في والعامل} بدله فمن{: قوله في الراجع ذكر ولذلك

 يفعل من(  :كقوله الفاء بإضمار الشرط جواب والجملة} للوالدين{ خبره مبتدأ وقيل عليها

 ضرورات منف صح إن بأنه ورد  )مثلان االله عند بالشر والشر...  يشكرها االله الحسنات

 .المواريث بآية فنسخ الإسلام بدء في الحكم هذا وكان الشعر

                                                           
18Al-Baid{a>wi>, op cit, Juz. I, h. 110. 
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Contoh lain dari tafsir al-Baid}a>wi> yang mencakup berbagai bidang ilmu yang 

bermanfaat dan faedah yang melimpah. Al-Baid}a>wi> dengan jelas menyebut beberapa 

contoh, di antaranya Q.S. al-An’a>m/6:161-163; 

قُلْ إنَِّنيِ هَدَانيِ رَبيِّ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْـراَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ 

 )١٦٢(يَايَ وَممَاَتيِ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ صَلاتيِ وَنُسُكِي وَمحَْ  )١٦١(الْمُشْركِِينَ 

    )١٦٣(لا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّلُ الْمُسْلِمِينَ 

Terjemahnya: 

Katakanlah: “Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan 
yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim 
itu bukanlah Termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah: Sesungguhnya 
sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan 
semesta alam. tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan 
kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada 
Allah)”.19 

Dengan wahyu dan petunjuk dari apa yang dijadikan hujjah, (dinan) adalah 

badal dari tempat, (ila> s}ira>t}) karena maksudnya adalah mnunjukkan aku ke jalan 

yang benar. Seperti ucapan wayahdiyakum s}ira>tin mustaqi>ma>, atau ia jadi maf’u>l 

dari fi’il, yang di simpan di tandai oleh lafal yang di ungkapkan. Qiya>man adalah 

fi’il dari lafal qa>ma seperti   lafal qa>ma sayyidu. Lafal qiya>man lebih bermakna 

daripada lafal mustaqi>m dengan pertimbangan wazan hamzah, dan kisa’i membaca 

qiya>man sebagai masdar yang qiyasnya adalah qawaman, seperti lafal iwadin, maka 

fi’il-nya di i’lal, seperti lafal qiyam. (millata Ibrahim) dalam at}af bayan dari lafal 

di>nan (hani>fan) adalah jadi hal lafal Ibrahi>m, wama> ka>na minal musyriki>n adalah at}af 

kepada Ibrahi>m.20 

                                                           
19Departemen Agama RI, op. cit, h. 50. 

20 Al-Baid}a>wi>, op. cit, h. 420. 
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Qul inna s}ala>ti> wanusuki>, yakni semua ibadahku, atau pendekatanku, wa 

mahyaya> wa mama>ti>, yakni apa yang saya miliki dalam hidupku dan akan mati 

karenanya, yaitu iman dan kebaktian. Adanya id}a>fah kepada lafal “mama>ti>” seperti 

wasiat dan pengaturan atau kehidupan dan kematian itu sendiri. Imam Nafi’ 

membaca mah}yay dengan men-sukun-kan huruf ya-Nya, karena menyambungkan di 

tempat waqaf lilla>hi rabbil a>lamin. La> syari>ka lahu yakni memurnikan dan tidak 

menyekutukannya dalam ibadah kepada selain-Nya. Wabiz\a>lika yakni ucapan dan 

keikhlasan. Umirtu wa ana awwalul Muslimi>n karena kepasrahan setiap Nabi lebih 

dahulu dari keislaman ummatnya.21 

C. Karakteristik Metodologi Kitab Tafsi>r al-Baid{a>wi> serta Kontribusinya 

1. Sumber Tafsir 

Tafsir dilihat dari segi sumbernya, sebelum menentukan karakter sebuah 

kitab tafsir, terlebih dahulu yang mesti dikaji adalah sumber atau rujukan kitab tafsir 

yang dijadikan pegangan oleh mufasir tersebut. Sebab dengan mengetahui 

kecenderungan seorang mufasir dalam mengutip atau merujuk sebuah kitab tafsir 

maka akan mudah ditentukan karakternya. Hal ini dipertegas oleh Abu> Zahrah 

(1898–1974 M) bahwa perbedaan metodologi yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir 

itu disebabkan oleh perbedaan sumber tafsir (mas}a>dir al-tafsi>r) yang dipergunakan 

oleh mufasir tersebut.22 

                                                           
21Ibid.  

22Muh}ammad Abu> Zahrah, al-Mu’jizah al-Kubra> fi> al-Qur’an (t.tp: Da>r al-Fikr al-‘Arabi> li al-
T{iba>’ah wa al-Nasyr, 1970), h. 586.  
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Di antara kitab tafsir yang menjadi rujukan utama al-Baid}a>wi> dalam menulis 

kitab tafsir Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l adalah: 

1) Al-Bida>yah wa al-Niha>yah karya Isma>il ibn Umar ibn Kas\i>r al-Qurasyi> al-

Dimasyq (Cet. II; Maktabah al-Ma’a>rif: Bairu>t, 1977 M) 

2) Bugyat al-Wu’ya>t  fi T{abaqa>t al-Lugawiyi>n wa al-Nuh{a>t karya Al-Suyut{i> 

(Isa> al-Ba>bi> al-H{alabi> wa al-Syirkah, 1384 H) 

3) T{abaqa>h al-Sya>fiiyah al-Kubra> karya Al-Subki> (Mesir: al-h{usainiyah, t.th.) 

4) Al-A’la>m karya Khair al-Di>n al-Zarkali> (Cet. III; Beirut: 1389 H/ 1969 M). 

2. Metode Tafsir 

Sudah mentradisi di kalangan ulama tafsir mengklasifikasi metode tafsir 

menjadi tafsir tah}li>li>, maud}u>’i>, muqa>rin, dan ijma>li>.23 Masing-masing metode 

tersebut memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain.24 Hanya saja, 

dari beberapa metode tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada tafsir yang terbaik 

sebab masing-masing mempunyai karakter dan ciri khas tertentu, serta kelebihan dan 

kekurangannya sangat bergantung pada kebutuhan dan kemampuan mufasir 

menerapkannya.25 

                                                           

23Sebuah pandangan menganggap bahwa kurang tepat kalau mengkategorikan tafsir maud}u>’i> 
bukan tah}li>li>, jika istilah tah}li>li> dimaknai dengan analisis. Sebab, salah satu persyaratan mufasir 
adalah mesti memiliki kemampuan analisis dalam memahami redaksi ayat-ayat Al-Qur’an. Artinya 
tafsir maud}u>’i> pun termasuk tafsir yang butuh metode analisis. Lihat Mustamin Arsyad, op. cit., h. 
631.  

24Pembahasan secara mendetail mengenai karakter tersebut dapat kembali dilihat pada bab II 
tesis ini.  

25H. Anshori LAL, op. cit., h. 88.  
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Jika ingin membangun topik utuh, maka jawabannya ada pada metode tafsir 

maud}u>’i>.  jika ingin menerapkan kandungan suatu ayat, maka jawabannya ada pada 

metode tah}li>li>. Jika ingin mengetahui pendapat mufasir tentang suatu ayat atau surat 

sejak periode awal sampai periode sekarang, maka metode yang dapat dipakai adalah 

metode muqa>rin. Namun ketika ingin mengetahui arti suatu ayat secara global, maka 

jawabannya ada pada metode ijma>li>.26 

Kaitannya dengan al-Tafsi>r al-Baid}a>wi>, penulis melihat bahwa metode yang 

dipergunakan adalah metode tah}li>li>, sebab karakter dari metode tersebut tampak 

jelas dipergunakan. Misalnya saja, ketika menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-

Qur’an dari seluruh aspeknya27 ditandai dengan penjelasan kebahasaannya, baik dari 

aspek i’rab-nya, balagah-nya, maupun kosa katanya. Demikian pula dengan 

penjelasan asba>b al-nuzu>l, korelasi ayat (muna>sabah), kandungan ayat secara global, 

serta pelajaran yang dapat dipetik adari ayat tersebut. 

Penggunaan sistematika seperti di atas yang merupakan bagian dari metode 

tah}li>li> menyebabkan penulis berkesimpulan bahwa metode tafsir dalam kitab al-

Tafsi>r al-Baid}a>wi> adalah metode tah}li>li> . 

 

 

 

                                                           
26Said Agil Husain al-Munawar, Macam-macam Metode Tafsir, Makalah yang 

dipresentasikan pada Seminar Sehari Penyusunan Modul Tafsir bi al-Ma’s\u>r dan bi al-Ra’y di IIQ, 
2009), h. 11.  

27Al-Farmawi, op. cit., h. 24.  



89 
 

3. Corak Tafsir  

Telah disebutkan di atas bahwa dalam penafsiran Al-Qur’an terdapat 

beberapa corak atau pola pikir yang dipergunakan untuk membahas ayat-ayat Al-

Qur’an. Mulai dari corak bahasa, filsafat dan teologi, fiqh, hingga sastra budaya 

kemasyarakatan.  

Setiap kitab tafsir memiliki corak tersendiri sesuai dengan keahlian 

penulisnya dan hal tersebut dilihat dari aspek dominasinya. Dengan kata lain, 

penentuan suatu corak tafsir untuk sebuah kitab tergantung dari frekuensi 

penerapannya. Corak yang paling banyak digunakan, maka itulah yang dijadikan 

kesimpulan corak bagi sebuah kitab tafsir. Karena setiap kitab pasti membahas lebih 

dari satu corak karena memang ayat-ayat Al-Qur’an pun sifatnya bermacam-macam. 

Ada ayat-ayat yang terkait dengan hukum, akidah, isyarat-isyarat ilmiah, bahkan 

ayat-ayat yang menggambarkan keindahan bahasa Al-Qur’an itu sendiri. 

Kaitannya dengan kitab al-Tafsi>r al-Baid}a>wi>, penulis melihat bahwa kitab ini 

memiliki corak fiqh atau hukum,  . Al-Z|ahabi> ketika berbicara mengenai tafsir yang 

beraliran fiqh, ia mengklasifikasi corak tersebut ke dalam 3 bentuk, yaitu 1) al-tafsi>r 

al-fiqh min ‘ahd al-nubuwwah ila> mabdai qiya>m maz\a>hib al-fiqhiyah atau tafsir fiqih 

pada masa kenabian sampai munculnya mazhab-mazhab fiqh. 2) al-tafsi>r al-fiqh fi 

mabdai qiya>m al-maz\a>hib al-fiqhiyah atau tafsir fiqih pada masa-masa awal muncul 
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mazhab-mazhab fiqh. 3) al-tafsi>r al-fiqh ba‘da z}uhu>r al-taqli>d wa al-ta‘as}s}ub al-

maz\habi> atau tafsir fiqh setelah munculnya taklid dan kefanatikan kelompok.28 

Ketiga bentuk tafsir yang bercorak fiqh tersebut memiliki karakter masing-

masing. Tafsir fiqh yang pertama merupakan model penafsiran yang berusaha 

memahami ayat-ayat hukum sesuai dengan kemampuan bahasa sang penafsir. Bila 

ada kesulitan bagi mereka, maka solusinya dikembalikan kepada nabi. Setelah 

meninggalnya Rasulullah, maka para sahabat mengambil alih tugas dan tanggung 

jawab tersebut dengan menjadikan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah sebagai pijakan 

berpikirnya.29 

Kaitannya dengan al-Tafsi>r al-Baid}a>wi>, penulis berkesimpulan bahwa tafsir 

ini bercorak fiqh karena ia pernah menjabat sebagai seorang hakim agung di Syaira>z 

dan keseriusannya dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. 

Al-Baid}a>wi> dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang hukum. 

Termasuk kitab tafsirnya tersebut ditulis setelah ia mengundurkan diri dari 

jabatannya atas saran guru spiritualnya al-Khat}a>i. 

Tentunya, keahlian al-Baid}a>wi> tersebut dalam bidang hukum sedikit 

banyaknya mempengaruhi penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur’an. Hal ini 

dapat dilihat di antaranya ketika ia menafsirkan Q.S. al-Anbiya>/21: 78-79; 

                                                           
28Al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, op. cit., h. 379-382.  

29Ibid., h. 379.  
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كْمِهِمْ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يحَْكُمَانِ فيِ الحَْرْثِ إِذْ نَـفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكَُنَّا لحُِ 
نَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْناَ مَعَ دَاوُدَ الجْبَِالَ )٧٨(شَاهِدِينَ  فَـفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكَُلا آتَـيـْ

رَ وكَُنَّا فاَعِلِينَ   )٧٩(يُسَبِّحْنَ وَالطَّيـْ
Terjemahnya: 

dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan 
keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-
kambing kepunyaan kaumnya. dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang 
diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada 
Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing 
mereka telah Kami berikan Hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan 
gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. dan 
kamilah yang melakukannya.30 

Menurut riwayat Ibnu Abbas bahwa sekelompok kambing telah merusak 

tanaman di waktu malam. Maka pemilik tanaman mengadukan hal ini kepada Nabi 

Daud as. Nabi Daud memutuskan bahwa kambing-kambing itu harus diserahkan 

kepada pemilik tanaman sebagai ganti tanam-tanaman yang rusak. tetapi Nabi 

Sulaiman as. memutuskan supaya kambing-kambing itu diserahkan sementara 

kepada pemilik tanaman untuk diambil manfaatnya. dan orang yang punya kambing 

diharuskan mengganti tanaman itu dengan tanam-tanaman yang baru. Apabila 

tanaman yang baru telah dapat diambil hasilnya, maka yang mepunyai kambing itu 

boleh mengambil kambingnya kembali. Keputusan Nabi Sulaiman as. ini adalah 

keputusan yang tepat. Pendapat ini disepakati oleh abu Hanifah dan Imam al-Sya>fi’i> 

sebagai jaminan atau tanggung jawab. 

Tujuan dari sebuah penafsiran adalah memahami Al-Qur’an dari aspek 

esensinya sebagai agama yang menuntun manusia kepada jalan kebahagiaan mereka, 

baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga  menjadi kewajiban khususnya bagi 

                                                           
30Departemen Agama RI, op. cit., h. 328. 
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seorang mufasir untuk menjelaskan makna dan hikmah-hikmah tasyri>’ dalam hal 

akidah, akhlak, dan hukum.31 

Kitab al-Tafsi>r al-Baid}a>wi> menjadi salah satu kitab tafsir yang menerapkan 

corak tersebut, karena setiap ayat yang ditafsirkan selalu diarahkan pada petunjuk 

pokok diturunkannya Al-Qur’an. Karena jauhnya mereka dari petunjuk Al-Qur’an 

bahkan kelalainnya terhadap tujuan-tujuan pokok yang diisyaratkan oleh Al-Qur’an 

menjadi sebab keterbelakangan dan kemunduran mereka. Sebaliknya, kesadaran 

akan petunjuk tersebut dan upaya menyingkap petunjuk itu menjadi jalan kedamaian 

dan pembaharuan umat. 

Kitab Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l sebagaimana kitab-kitab tafsir 

saat ini, menggunakan metodologi tahlili (analisis) yang berupaya menafsirkan ayat-

ayat Al-Qur’an dari berbagai seginya secara berurutan sesuai dengan urutan mus{haf 

usmani, dari ayat ke ayat, serta dari surat ke surat mulai surat al-Fa>tihah hingga 

surat al-Na>s. Dalam menafsirkan Al-Qur’an, al-Baid{a>wi> menggunakan berbagai 

sumber. Yaitu, ayat Al-Qur’an, hadis Nabi, pendapat para sahabat dan tabi’in, dan 

pandangan ulama sebelumnya. Penggunaan tata bahasa dan qira’at menjadi bagian 

yang  penting untuk memperkuat analisis dan penafsiran yang dilakukan al-Baid}a>wi>. 

Demikian pula beliau memfungsikan akal fikirannya lalu menyisipkannya secara 

mahir dan menyimpulkan secara teliti dalam susunan kata yang ringkas dan 

                                                           

31Muh}ammad Ibra>hi>m Syari>f, op. cit., h. 232.  
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ungkapan yang kadang sulit difahami dan samar kecuali oleh orang yang memiliki 

fikiran yang tajam dan akal yang cemerlang.32 

Dalam mengoperasikan penafsirannya, langkah pertama yang dilakukan al-

Baid{a>wi> adalah menjelaskan tempat turunnya surat makki atau madani dan jumlah 

ayat dari surat yang sedang ditafsirkan tersebut. Setelah itu, al-Baid{a>wi> menjelaskan 

makna ayat satu persatu baik dengan menggunakan analisis kebahasaan, hadis Nabi 

maupun qira>‘ah. Menafsirkan ayat Al-Qur’an dengan menghubungkannya dengan 

ayat yang lain atau sering disebut dengan ”hubungan internal” merupakan bagian 

penting dalam tafsir al-Baid{a>wi>. 

Metode ini dilakukan dengan cara menghubungkan kata dalam ayat yang 

sedang ditafsirkan dengan ayat lain dalam surat yang sama, atau mencari makna 

kandungan ayat yang sedang ditafsirkan dengan melihat pada ayat dan surat yang 

lain dari Al-Qur’an. Penggunaan ”hubungan internal” (munasabah) ini tampak sering 

dalam tafsir al-Baid{a>wi>. Hampir di akhir setiap surat, al-Baid{a>wi> menyertakan hadis 

yang menjelaskan tentang keutamaan surat yang baru saja ditafsirkan dan pahala 

bagi orang yang membaca surat itu sebagaimana yang dilakukan oleh al-

Zamakhsyari> dalam tafsirnya.33 Namun, dalam penggunaan hadis tersebut beliau 

tidak menjelaskan derajat hadis itu apakah s}ahi>h, h}asan, d{ai>f, atau maud}u>. Bahkan 

dalam hal ini, al-Z|ahabi> menyatakan bahwa hadis itu maud{u> menurut kesepakatan 

ulama hadis. Walaupun begitu adanya, al-Baid{a>wi> memberikan porsi yang  besar 

kepada hadis Nabi saw. dalam menafsirkan Al-Qur’an. Selain hadis yang lebih 

bersifat untuk menunjukkan keutamaan surat-surat yang ditafsirkan dan pahala bagi 

                                                           
32Ibid., juz I . H. 76.  

33Mani’ Abd Halim mahmud, Terjemahan, op. cit., h. 114. 
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pembacanya sebagaimana disebutkan di atas, menurut Muh}ammad Yusuf, hadis 

tersebut dikategorikan juga sebagai penjelas ayat yang sedang ditafsirkan dan 

sebagai asbab al-nuzu>l dari suatu ayat atau surat. 

Kisah-kisah Israiliyat yang menjadi bagian penting dalam kitab-kitab 

sebelumnya, dalam tafsir al-Baid{a>wi> diminimalisir. Kalaupun mengutip kisah-kisah 

tersebut, al-Baid{a>wi> menyebutkannya dengan menggunakan istilah ruwiya 

(diriwayatkan) atau qi>la (dikatakan). Menurut al-Z|ahabi>, penggunaan kedua istilah 

itu menunjukkan bahwa al-Baid{a>wi> mengisyaratkan akan kelemahan kualitas kisah-

kisah Israiliyat tersebut yang tidak bisa diterima oleh akal dan logika. Contohnya 

adalah ketika beliau menafsirkan surat Al-Naml/27:22; 

رَ بعَِيدٍ فَـقَالَ أَحَطتُ بمِاَ لمَْ تحُِطْ بهِِ وَجِئْ     )٢٢(تُكَ مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ يقَِينٍ فَمَكَثَ غَيـْ
Terjemahnya: 

Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah 
mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu 
dari negeri Saba34suatu berita penting yang diyakini.35 

Tidak lama kemudian datanglah Hud-Hud seraya berkata: Aku telah 

menemukan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Aku datang dari negeri Saba’ dengan 

membawa berita yang meyakinkan”. Dalam hal ini, setelah menafsirkan secara 

ringkas ayat tersebut dan mengemukakan macam-macam bacaan dari lafaz} makas\a, 

saba’ serta bacaan tajwid pada beberapa kata, al-Baid{a>wi> mengemukakan, 

”Diriwayatkan bahwa nabi Sulaiman as setelah menyelesaiakan bangunan Bait al-

Maqdis, lalu bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji”. Setelah mengutip sebuah 

kisah israiliyat tentang pengembaraan nabi Sulaiman dari Makkah ke Sana’a tanpa 

                                                           
34 Saba nama kerajaan di zaman dahulu, ibu kotanya Ma'rib yang letaknya dekat kota San'a 

ibu kota Yaman sekarang. 

35Departemen Agama RI, op. Cit., h. 378. 
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menyebutkan kualitas riwayat tersebut dan juga tidak menafikannya beliau berkata: 

“Barangkali di antara keajaiban kekuasaan Allah yang dikhususkan bagi hamba-

hamba-Nya terdapat perkara-perkara yang lebih besar darinya, yang menyebabkan 

orang-orang yang mengetahui kekuasaan-Nya akan mengagungkan-Nya, dan 

sebaliknya, orang-orang yang mengingkarinya akan menolaknya”. Sebagaimana 

telah disebutkan bahwa penggunaan tata bahasa dan qira’at menjadi bagian yang  

penting untuk memperkuat analisis dan penafsiran yang dilakukan al-Baid{a>wi>. 

Dengan demikian pendekatan bahasa menjadi ”menu utama” dalam setiap 

penafsirannya.36 

Tafsir karangan al-Baid{a>wi> ini termasuk tafsir yang berukuran menengah. 

Isinya mencoba memadukan antara tafsir dan ta’wil sesuai dengan kaidah-kaidah 

bahasa dan syara’, atau dengan kata lain, memadukan tafsir secara bi al-ma’s\ur dan 

bi al-ra’yi sekaligus. Artinya bahwa al-Baid{a>wi> tidak hanya memasukkan riwayat-

riwayat dari Nabi dan para sahabat dalam menafsirkan Al-Qur’an, yang menjadi ciri 

khas dalam penafsiran bi al-ma’s\ur, namun juga menggunakan ijtihad untuk 

memperjelas analisisnya atau memperkuat argumentasinya. 

Dikatakan bahwa tafsir ini merupakan ringkasan (ikhtis\a>r) dari tafsi>r al-

Kasysya>f dalam hal i’rab, ma’a>ni, dan bayan, dan dari tafsir al-Kabi>r atau yang 

dikenal dengan tafsir Mafa>tih al-Ghaib dalam hal filsafat dan teologi, serta dari 

tafsir al-Raghib al-Asfahani> dalam hal asal-usul kata. Dari tafsi>r al-Kasysya>f karya 

al-Zamakhsyari>, al-Baid{a>wi> dipengaruhi dalam hal pendekatan ketika menjelaskan 

lafaz}, tara>kib, dan nakl al-balaghah.37 

                                                           
36Arsyif Multaqa, Ilmu Tafsir, Juz 1, dalam program CD al-Maktabah al-Syāmilah, versi 3.1. 

37Mahmud Basuni Faudah, Tafsir-Tafsir Al-Qur’an: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir, 
(Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), h. 54. 
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Dalam hal penetapan hukum, tafsirnya dipengaruhi oleh teologi ahlus-

sunnah, yakni dipengaruhi oleh tafsi>r Mafa>tih al-Ghaib karya Imam Fakhr al-Di>n al-

Ra>zi>. Walaupun begitu tafsir ini merupakan ringkasan dari tafsir al-Kasysya>f, namun 

beliau meninggalkan aspek-aspek kemu’tazilahannya. Namun kadang dalam 

beberapa hal, beliau sependapat juga dengan pendapat penulis al-Kasysya>f.38 Seperti 

halnya ketika beliau menafsirkan surat al-Baqarah/2: 275; 

الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ لا يَـقُومُونَ إِلا كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ 
اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرِّباَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ ربَِّهِ بأِنََّـهُمْ قَ   الوُا إِنمَّ

فاَنْـتـَهَى فَـلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلىَ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فأَُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا 
     )٢٧٥(خَالِدُونَ 

Terjemahnya: 

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila.39 

Kadang pula, beliau mengemukakan pandangan kaum mu’tazilah, namun 

pada akhirnya beliau mentarjih pandangan mazhab ahl al-sunnah. Seperti halnya 

ketika beliau menafsirkan surat al-Baqarah/2 :2-3; 
 . نَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُو .  هُدًى للِْمُتَّقِينَ 

Terjemahnya: 

Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa, yaitu orang yang percaya 
kepada yang ghaib, mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang 
Kami anugerahkan kepada mereka.40 

Setelah memberikan penjelasan secukupnya mengenai ayat tersebut, al-

Baid{a>wi> mencoba untuk mengemukakan makna “iman” dan “munafik” menurut 

                                                           
38AL-Baid}a>wi>, juz I, h. 182. 

39Departemen Agama RI, op. Cit., h.47. 

40Ibid., h. 2. 
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pandangan madzhab ahl al-sunnah, mu’tazilah, dan khawarij. Namun pada akhirnya 

beliau mentarjih pandangan mazhab Ahlus-sunnah.41 

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, al-Baid{a>wi> sebenarnya tidak 

memiliki kecenderungan khusus untuk menggunakan satu corak yang spesifik secara 

muthlak, misalnya fiqh, aqidah atau yang lainnya. Karyanya ini justru mencakup 

berbagai corak, baik kebahasaan, akidah, filsafat, fiqh, bahkan tasawuf. Tentunya ini 

didukung oleh basis awal keilmuan beliau dan juga aspek-aspek yang mempengaruhi 

beliau dalam penafsiran, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Yang jelas, 

sebagai seorang Sunni, penafsiran al-Baid{a>wi> memang cenderung kepada mazhab 

yang dianutnya tersebut. Dan secara otomatis, kitab tafsir ini lebih kental nuansa 

teologisnya.42 

Di samping itu, al-Baid{a>wi> memberikan perhatian terhadap ayat-ayat alam 

semesta (ayat al-kauniyyah). Ketika menjumpai ayat-ayat semacam itu, beliau tidak 

sampai membiarkannya tanpa memberikan penjelasan yang panjang lebar untuk 

menerangkan hal-hal yang menyangkut alam semesta dan ilmu-ilmu kealaman. Hal 

inilah yang menguatkan perkiraan al-Z|ahabi>> bahwa dalam hal seperti ini al-Baid{a>wi> 

terpengaruh oleh penafsiran Fakhr al-Di>n al-Razi>. Sebagai contoh ketika beliau 

menafsirkan Q.S. Al-Shaffat/37:10; 

    )١٠(فأَتَـْبـَعَهُ شِهَابٌ ثاَقِبٌ 
Terjemahnya: 

Maka ia diburu oleh bola api yang menyala-nyala serta menyilaukan.43 

                                                           
41Abu Syuhbah, Muhammad ibn Muhammad, al-isra>i>liya>t wa al-Maud}u>a>t fī Kutub al-Tafsīr 

(Mesir: Maktabah al-Sunnah, 1408 H), cet. IV. h. 59-60.  
42 Ibid. 
43 Departemen Agama RI, op. cit., h. 446. 
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Dalam hal ini beliau memberikan penjelasan tentang apa yang disebut dengan 

syihab (bola api) dalam ayat tersebut. Al-Baid{a>wi> menyebutkan bahwa ”Dikatakan 

bahwa bola api itu adalah uap yang menguap kemudian menyala. 

Dari segi sistematika penyusunan, kitab tafsir yang terdiri dari dua jilid ini, 

diawali dengan menyebutkan basmalah, tahmid, penjelasan tentang kemukjizatan 

Al-Qur’an, signifikansi ilmu tafsir, latar belakang penulisan kitab, baru kemudian 

diuraikan penafsirannya terhadap Al-Qur’an. Di akhir kitab tafsirnya, al-Baid{a>wi> 

berupaya untuk ”mempromosikan” keunggulan dan kehebatan tafsirnya yang 

dikemas dengan menggunakan bahasa yang singkat dan praktis dengan harapan agar 

dapat dikonsumsi secara mudah oleh para pemabaca. Bacaan tahmid dan shalawat 

menjadi penutup kitab tafsir ini. Tafsir ini memperlihatkan kepenguasaan dan 

kedalaman ilmu pengarangnya, tetapi juga bercorak ringkas. Beliau tidak 

mencantumkan satu kata pun jika tanpa adanya pertimbangan. Karena itu banyak 

ditulis catatan pinggir (hasyiyah) untuk menerangkan kepelikan-kepelikannya dan 

menguraikan rumusan-rumusannya. Diantara catatan-catatan pinggir tersebut adalah 

catatan pinggir Imam Syihab al-Khalaji, hasyiyah Zadah, dan hasyiyah al-Nawawi. 

Banyaknya hasyiyah ini mengindikasikan  ringkasnya kitab tafsir al-Baid{a>wi> ini.44 

4. Kontribusi Tafsi>r al-Baid{a>wi>>> dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Tafsi>r al-Baid{a>wi>>> merupakan salah satu kitab tafsir klasik, yang disusun oleh 

seorang ahli fiqih, dengan gaya bahasa yang mudah dicerna dan difahami serta 

analisis-analisis yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul 

                                                           
44 Muhammad Yusuf Dkk, Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks Yang Bisu (Yogyakarta: 

Penerbit TERAS, 2004). h. 76. 
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dan menjawab kegelisahan pengarang tentang keadaan zaman di mana 

kecenderungan pada gaya hidup hedonisme  masyarakat, semakin menjauhkannya 

dari Al-Qur’an. 

Namun sekalipun demikian, tidak ada satu kitab tafsir, termasuk al-Tafsi>r al-

Baid{a>wi>>>, yang dapat memuaskan semua pembacanya. Hal tersebut sudah menjadi 

“rahasia umum” di kalangan penulis-penulis ilmu Al-Qur’an.45 Namun jika setiap 

karya dibandingkan dengan karya lain, maka akan dapat ditemukan bahwa setiap 

karya itu memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Demikian pula dengan kitab tafsir karya al-Baid{a>wi>>>  itu, di samping 

kelebihan dan kelemahannya juga yang tak kalah pentingnya untuk dibicarakan 

adalah pengaruh kitab Tafsi>r al-Baid{a>wi>>> dalam pengembangan tafsir secara khusus 

dan pengembangan ilmu pengetahuan secara umum. 

Hanya saja, bagi penulis, pengaruh yang dimaksud tersebut masih sulit 

ditemukan, sebab karya al-Baid{a>wi>  itu termasuk ringkasan dari beberapa tafsir 

sebelumnya sehingga pengaruh metodologinya belum begitu jelas di kalangan 

masyarakat. Akan tetapi ada beberapa indikasi yang dapat ditampilkan sebagai bukti 

ketertarikan dan minat masyarakat untuk mempelajari serta mengkaji kitab Tafsi>r 

al-Baid{a>wi>>>  termasuk metodologinya. Di antara indikasi tersebut adalah; 

1. Kitab al-Tafsi>r al-Baid{a>wi>>> banyak disimpan di perpustakaan-perpustakaan 

perguruan tinggi Nasional maupun Internasional sebagai bahan bacaan bagi 

mahasiswa dan peneliti, hampir semua perpustakaan memilikinya. Mulai dari 

perpustakaan umum, perpustakaan pascasarjana, hingga perpustakaan setiap 

                                                           
45M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, op. cit., h. 317-318.  
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fakultas, termasuk fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta fakultas Adab dan 

Humaniora. 

2. Kitab Tafsi>r al-Baid{a>wi>>> sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, 

khususnya bahasa Persia dan bahasa Inggris. 

3. Banyaknya tulisan yang mengkaji metodologi kitab Tafsi>r al-Baid{a>wi> baik 

dalam bentuk makalah maupun artikel yang dimuat di beberapa website atau 

dunia maya. Termasuk artikel-artikel yang berbahasa Arab maupun berbahasa 

Indonesia. Bahkan kitab tafsir tersebut pun sudah dapat ditemukan dan dibaca 

dibeberapa situs tertentu atau digital library sebagai bentuk pemanfaatan atas 

kemajuan teknologi.  

Ketiga indikasi di atas menunjukkan respon positif dari masyarakat dengan 

adanya usaha untuk memiliki, membaca, memahami, dan mengkaji karya al-Baid{a>wi>>> 

tersebut. Yang pada akhirnya akan menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan Al-Qur’an.  

D. Keistimewaan  dan Keterbatasan Tafsi>r al-Baid{a>wi>>> 

Setelah membaca dan memahami metode yang digunakan al-Baid{a>wi> dalam 

menyusun kitabnya, dapat disimpulkan bahwa kitab Tafsi>r al-Baid{a>wi> memiliki 

beberapa kelebihan dan keistimewaan. Namun sebagai karya manusia biasa maka 

tentunya ia tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, khususnya yang terkait 

dengan metodologi dan substansi penafsirannya.46 Untuk lebih jelasnya, berikut ini 

beberapa kelebihan dan kelemahan kitab tafsir tersebut. 

                                                           
46Penentuan kelebihan dan kekurangan ini merupakan sesuatu yang cukup sulit sebab penulis 

beranggapan bahwa sisi-sisi subjektifitas terkadang susah untuk dihilangkan. Karena bisa jadi ada 
sesuatu yang dianggap kelemahan dari kitab tersebut namun ternyata itu merupakan kesengajaan 
mufasir untuk tidak menampilkannya dalam kitabnya. Sehingga kelebihan dan kelemahan ini 
bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, tetapi hal tersebut –khususnya aspek kelemahannya- 
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Kitab tafsir al-Baid{a>wi> jelas memperoleh perhatian tersendiri dari umat 

Islam, juga di dunia Barat. Hal ini, antara lain, terbukti dengan begitu banyaknya 

hasyiyah yang meberikan catatan dan komentar terhadap tafsir tersebut. 

Sebagaimana dikemukakan di awal, penelitian yang dilakukan oleh al-Majma’ al-

Malaki telah menemukan lebih dari tiga ratus hasyiyah mendasarkan komentarnya 

pada tafsir al-Baid{a>wi>. Sebuah perhatian yang luar biasa. Belum lagi banyak 

terjemahan ke dalam berbagai bahasa yang dilakukan terhadap tafsir tersebut. 

Terlepas dari banyaknya hasyiyah tersebut, kitab tafsir tersebut memperoleh 

tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan. Sebagian memberikan penilaian 

yang bernada memuji, sementara sebagian yang lain memberikan penilaian yang 

cenderung negatif. Berikut ini akan dikemukakan tanggapan yang bermunculan di 

sekitar tafsir karya al-Baid{a>wi> tersebut. 

Kebanyakan komentar terhadap tafsir ini beranggapan bahwa al-Baid{a>wi> 

merangkumnya dari kitab tafsir yang lain, khusunya al-Kasysya>f. Haji Khalifah 

dalam kitabnya kasyf al-Z{unu>n memberikan komentar bahwa ”Kitab tafsirnya ini 

merupakan kitab yang  penting, kaya akan penjelasan. Di tempat lain ia menyatakan, 

”Kitab ini merupakan rizki dari Allah swt. yang diterima dengan baik oleh para 

pemuka agama dan ulama, mereka mengerumuninya untuk mengkaji dan membuat 

hasyiyah terhadapnya. Ada yang membuat hasyiyah secara lengkap, ada yang 

membuatnya untuk sebagian dari kitab tafsir tersebut. Al-Kazaruni memberikan 

komentar dengan menyatakan bahwa kitab ini meliputi rangkuman pendapat banyak 

imam besar dan kejernihan para ulama dalam menafsirkan Al-Qur’an dan 

                                                                                                                                                                      
merupakan hasil penelitian penulis semata terlepas apakah itu disengaja oleh mufasirnya sendiri atau 
tidak.  
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menguraikan maknanya, menjelaskan kata-katanya yang sulit. Berbeda dengan 

tanggapan Yusuf Rahman yang menulis tentang “unsur hermeneutika tafsir al-

Baid{a>wi>” menyatakan bahwa sikap al-Baid{a>wi> yang tidak menyebutkan sumber 

dalam penafsiran yang dilakukan itu membuat kita menuduhnya sebagai seorang 

“plagiat”. Sedangkan Quraisy Shihab melihat dari segi corak pembahasannya. Beliau 

menganggap bahwa tafsir Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l karya al-Baid{a>wi> 

merupakan salah satu tafsir yang cara-cara yang mereka tempuh itu menjadikan 

petunjuk-petunjuk Al-Qur’an, yang tadinya difahami secara mudah, menjadi 

semacam disiplin ilmu yang sukar untuk dicerna. Hal ini dikarenakan kitab-kitab 

tafsir itu berisikan pembahasan-pembahasan yang mendalam, namun gersang dari 

petunjuk-petunjuk yang menyentuh jiwa serta menalarkan akal. 

Namun pada akhirnya langkah baiknya bahwa Al-Z|ahabi> memberi pujian 

kepada kitab Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l, bahwa kitab ini mendapat 

karunia dari Allah swt., ini terbukti dengan diterimanya kitab ini oleh jumhur kaum 

terhormat dan terkemuka. Sedangkan pengarang Kasyf al-Z}unu>n menilai bahwa 

kitab ini adalah kitab yang agung dan kaya akan penjelasan (  الشأن عظیم كتاب ھذا وتفسیره

...البیان عن غني ).47 

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa tafsi>r Anwa>r al-Tanz>l wa 

Asra>r al-Ta’wi>l ini disebut dengan tafsi>r bi al-ra’yi karena lebih mengutamakan 

pemahaman ayat dengan banyak melakukan pendekatan bahasa. Adapun urutannya 

di dalam penafsiran yaitu terlebih dahulu menjelasakan penafsiran, kemudian I’ra>b. 

Dan jika dianggap perlu, barulah beliau menampilkan riwayat untuk mendukung 

penafsiran beliau. 

                                                           
47 Mani’ ‘abd al-Halim Mahmud, op. cit, h. 116, dan al-Z|ahabi>, op. cit, h. 215. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai metodologi al-Baid{a>wi> dalam 

penulisan kitab al-Tafsi>r al-Baid{a>wi> maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Latar belakang penulisan kitab al-Tafsi>r al-Baid{a>wi> di antaranya; Pertama, 

bagi al-Baid{a>wi>, tafsir dianggap sebagai ilmu yang tertinggi di antara ilmu-

ilmu agama yang lain. Kedua, melaksanakan apa yang telah diniatkan sejak 

lama yang berisi tentang fikiran-fikiran terbaik. Setelah merasa mampu 

melakukan cita-cita itu, mulailah ditulis kitab tafsir Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r 

al-Ta’wi>l  tersebut. Dalam penulisan tafsirnya, beliau dibimbing oleh gurunya, 

Syaikh Muh}ammad al-Khat}a>i, ulama yang menyarankan al-Baid{a>wi> untuk 

mundur dari jabatannya sebagai hakim agung. Penulisan kitab tafsir inipun 

dilakukan secara ringkas, tanpa menguraikannya secara panjang lebar. Hal ini 

dilakukan Al-Baid{a>wi> karena kitab tersebut dimaksudkan sebagai kitab 

pedoman untuk pengajaran di sekolah tinggi atau sekolah Mesjid sehingga 

memberikan secara ringkas semua yang paling baik dan paling masuk akal dari 

penjelasan-penjelasan yang dikemukakan para ulama dan mufassir sebelumnya. 

Beberapa penilaian terhadap tafsir al-Baid{a>wi> menyimpulkan bahwa sang 

pengarang memiliki ketergantungan pada kitab-kitab tafsir terdahulu, sehingga 

ada beberapa orang yang menganggap tafsir ini sebagai mukhtas{a>r dari tafsir 

al-Kasysya>f karya al-Zamakhsyari> (disarikan dalam hal i’rab, ma’ani dan 
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bayan), Mafa>tih al-Ghaib karya Fakhr al-Di>n al-Razi> (disarikan dalam hal 

filsafat dan teologi, dan dari al-Raghi>b al-Asfahani> (disarikan dalam hal asal-

usul kata). 

2. Sebagai sebuah karya tafsir klasik tentunya kitab al-Tafsi>r al-Baid{a>wi> disusun 

dengan sistematika yang menarik. Karena itu, Sebelum memulai menafsirkan 

masing-masing ayat di dalam suatu surat, al-Baid{a>wi> memulainya dengan 

keterangan mengenai konteks turunnya surat tersebut, apakah ia makiyah 

ataupun madaniyah, serta penjelasan mengenai jumlah ayatnya. Dalam 

menafsirkan sebuah ayat al-Baid{a>wi> berusaha menjelaskan tiga aspek yaitu: 

Pertama, Menjelaskan bentuk kata, apakah ia isim, atau fi’il. Kedua, 

Menjelaskan makna dan maksud ayat beserta kata-katanya, dan Ketiga, 

Menjelaskan i’ra>b. 

3. Kitab Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l sebagaimana kitab-kitab tafsir saat 

ini, menggunakan metodologi tahlili (analisis) yang berupaya menafsirkan 

ayat-ayat Al-Qur’an dari berbagai seginya secara berurutan sesuai dengan 

urutan mus{haf usmani, dari ayat ke ayat, serta dari surat ke surat mulai surat 

al-Fa>tihah hingga surat al-Na>s. Dalam menafsirkan Al-Qur’an, al-Baid{a>wi> 

menggunakan berbagai sumber. Yaitu, ayat Al-Qur’an, hadis Nabi, pendapat 

para sahabat dan tabi’in, dan pandangan ulama sebelumnya. Penggunaan tata 

bahasa dan qira’at menjadi bagian yang sangat penting untuk memperkuat 

analisis dan penafsiran yang dilakukan al-Baid}a>wi>. Demikian pula beliau 

memfungsikan akal fikirannya lalu menyisipkannya secara mahir dan 

menyimpulkan secara teliti dalam susunan kata yang ringkas dan ungkapan 

yang kadang sulit difahami dan samar kecuali oleh orang yang memiliki fikiran 
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yang tajam dan akal yang cemerlang. Dalam mengoperasikan penafsirannya, 

langkah pertama yang dilakukan al-Baid{a>wi> adalah menjelaskan tempat 

turunnya surat makki atau madani dan jumlah ayat dari surat yang sedang 

ditafsirkan tersebut. Setelah itu, al-Baid{a>wi> menjelaskan makna ayat satu 

persatu baik dengan menggunakan analisis kebahasaan, hadis nabi maupun 

qira>’ah. Menafsirkan ayat Al-Qur’an dengan menghubungkannya dengan ayat 

yang lain atau sering disebut dengan “hubungan internal” merupakan bagian 

penting dalam tafsir al-Baid{a>wi>. Metode ini dilakukan dengan cara 

menghubungkan kata dalam ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat lain 

dalam surat yang sama, atau mencari makna kandungan ayat yang sedang 

ditafsirkan dengan melihat pada ayat dan surat yang lain dari Al-Qur’an. 

Penggunaan “hubungan internal” (munasabah) ini tampak sangat sering dalam 

tafsir al-Baid{a>wi>. Hampir di akhir setiap surat, al-Baid{a>wi> menyertakan hadis 

yang menjelaskan tentang keutamaan surat yang baru saja ditafsirkan dan 

pahala bagi orang yang membaca surat itu sebagaimana yang dilakukan oleh 

al-Zamakhsyari> dalam tafsirnya. Namun, dalam penggunaan hadis tersebut 

beliau tidak menjelaskan derajat hadis itu apakah s{ahi>h, h}asan, d{ai>f, atau 

maud}u>. Walaupun begitu adanya, al-Baid{a>wi> memberikan porsi yang sangat 

besar kepada hadis Nabi saw. dalam menafsirkan Al-Qur’an. Selain hadis yang 

lebih bersifat untuk menunjukkan keutamaan surat-surat yang ditafsirkan dan 

pahala bagi pembacanya sebagaimana disebutkan di atas, Kisah-kisah 

Israiliyat yang menjadi bagian penting dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam 

tafsir al-Baid{a>wi> diminimalisir. Kalaupun mengutip kisah-kisah tersebut, al-
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Baid{a>wi> menyebutkannya dengan menggunakan istilah ruwiya (diriwayatkan) 

atau qila (dikatakan).  

B. Implikasi Penelitian 

Cara dan metode yang telah ditempuh para mufassir pada dasarnya menjadi 

pedoman bagi calon-calon mufassir yang datang kemudian. Sehingga dengan 

mempelajari dan mengetahuinya, setidaknya memberikan penuntun kepada para 

pengkaji Al-Qur’an agar tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru serta menjadi 

tolak ukur untuk mengevaluasi diri. 

Sebagai sebuah implikasi atas urgensi mengetahui metodologi seorang 

mufassir dalam kitab tafsirnya, maka seorang pengkaji Al-Qur’an hendaknya 

menjadikan metodologi tersebut sebagai petunjuk dan pedoman sehingga misi 

keuniversalan Al-Qur’an tetap terpelihara. Dan yang lebih penting etika serta 

kewibawaan sebagai pengkaji Al-Qur’an tetap dijaga sehingga Al-Qur’an senantiasa 

indah, bukan sebatas teori tapi praktek pun demikian. 

Demikian pula dengan kitab Tafsi>r al-Baid{a>wi>, ia merupakan salah satu kitab 

tafsir yang perlu dikaji dan ditelaah untuk menambah wawasan khazanah keislaman 

dan ilmu pengetahuan. Karena al-Baid{a>wi> memberikan penafsiran Al-Qur’an yang 

“membumi” dan berusaha mengeksplorasi dengan berbagai pendekatan dan 

perbandingan, khususnya dari aspek hukum. Pengkajian terhadap kitab tersebut 

tentunya akan memberikan kontribusi ilmiah dalam disiplin ilmu-ilmu Al-Qur’an. 
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