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ABSTRAK 

Hasil penelitian disertasi ini menyimpulkan bahwa metodologi tafsir 

mukhtasar berbeda dari metodologi tafsir lain pada umumnya. Tafsir ini 

menjelaskan atau menyingkap makna-makna yang terkandung di dalam ayat-

ayat Al-Qur`an dengan ‗ibârah (ungkapan) yang sederhana dan ringkas atau 

meringkas penjelasan di luar maksud ayat pada tafsir yang sudah ada untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami kandungan Al-Qur`an. Tafsir 

mukhtasar selain merujuk kepada sumber-sumber penafsiran dari Al-Qur`an, 

sunnah, perkataan sahabat dan tabi‘in, juga merujuk kepada tafsir induk. 

Metodologi tafsir mukhtasar memberikan paradigma positif kepada sebagian 

masyarakat terutama kalangan umum di era modern ini dari sisi efektifitas 

kandungan di dalamnya dan efisiensi waktu pembaca dalam memahami 

kandungan Al-Qur`an.  

Hasil disertasi ini memiliki kesamaan pendapat dengan: Abi Zamanain 

al-Albiriy (w.399 H), al-Wahidiy (w.456 H), Ahmad Syakir (w.1309 H), ash-

Shabuniy (w.1442 H), Ibnu Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithy, ‗A`idh 

al-Qarniy, Faishal Najdiy, M. Qurais Shihab yang menyatakan tujuan dari 

tafsir adalah memudahkan  umat dalam memahami Al-Qur`an, sehingga 

konten tafsir dan kuantitasnya sedapat mungkin mudah terjangkau oleh 

semua kalangan dengan memuat penjelasan yang langsung memaknai 

maksud dari ayat tanpa harus mengkaji berbagai aspek. Namun berbeda 

dengan asy-Syaukaniy (w. 1250 H) dan Nasaruddin Baidan yang 

mensyaratkan dalam penulisan tafsir harus memperhatikan segala aspek-

aspek dari ayat yang ditafsirkan sehingga memberikan pemahaman yang utuh 

terhadap Al-Qur`an. 

Melalui metode penelitian library research dengan metode kualitatif 

deskriptif yang digunakan dalam mengumpulkan berbagai informasi dari 

kitab-kitab turâts maupun kontemporer untuk meneliti epistemologi tafsir 

mukhtasar ditemukan cara menentukan kriteria tafsir mukhtasar. Tiga cara 

tersebut adalah; pertama dengan memperhatikan kuantitas sebuah tafsir. 

Kedua; dianalisa dari konten tafsir. Ketiga, ketentuan para ulama dalam 

menilainya.  

Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa tafsir mukhtasar jika dilihat 

dari sisi sumber terdiri dari dua bentuk; tafsir mukhtasar bi al-ma`tsûr dan 

tafsir mukhtasar bi ar-ra`yi. Sumber utama tafsir mukhtasar selain sumber-

sumber yang telah disebutkan sebelumnya adalah tafsir induk yaitu tafsir-

tafsir yang diringkas oleh mufasir.  Dari segi metode, tafsir mukhtasar 

merupakan kategori dari tafsir ijmâliy yang menafsirkan ayat dengan singkat 

dan mudah dipahami dengan dua model penafsiran; yaitu tafsir mukhtasar 

ibtidâ`iy atau tafsir mukhtasar bizâtihi dan tafsir mukhtasar yang meringkas 
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tafsir induk atau dinamai dengan tafsir mukhatsar min ghairihi. Berdasarkan 

pada pembagian ini, peneliti melakukan study komparatif terhadap dua karya 

tafsir mukhtasar yaitu tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dan al-

Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm.  

Hasil study komparatif terhadap epistemologi kedua tafsir ini 

ditemukan bahwa kedua tafsir ini berbeda dari sisi sumber, metode, validitas 

dan paradigma serta konten penafsiran. Begitu juga terdapat beberapa 

persamaan antara kedua tafsir. Dikomparasi dari sisi sumber,  tafsir ‗Umdat 

at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr menggunakan sumber tafsir bi al-ma`tsûr 

dan sebaliknya al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm  menggunakan 

sumber tafsir bi ar-ra`yi. Diteliti dari sisi metode; tafsir ‗Umdat at-Tafsîr‗an 

al-Hâfizh Ibn Katsîr menggunakan metode tafsir mukhtasar min ghairihi 

yang meringkas tafsir induk yaitu tafsir Ibnu Katsir. Adapun al-Mukhtashar fî 

Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm menggunakan metode tafsir mukhtasar bizâtihi 

yaitu tafsir asli tanpa meringkas tafsir induk. Sementara dari sisi validitas 

keduanya merupakan tafsir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah 

dari teori korehensi dan pragmatis. Adapun dari sisi paradigma tafsir 

mukhtasar, dua tafsir ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama ringkas dan 

mudah dipahami oleh kalangan terdidik maupun awam, bedanya ‗Umdat at-

Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr lebih memadai dalam memberikan penjelasan 

makna ayat dari al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm. Sedangkan 

dikomparasi dari sisi konten, tafsir ‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr 

merupakan tafsir ringkasan dengan penjelasan lebih memadai, sehingga 

penulis kategorikan sebagai tafsir mukhtasar wasîth. Sementara al-

Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm kategori tafsir mukhtasar wajîz 

karena lebih singkat dan hanya menukilkan satu pendapat yang râjih.   
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 خلاصة
العصر لأف ىذا التفستَ يتوافق مع  ىذا عتبر حلان للمسلمتُ فيت تفاستَ ات١ختصرةإف ال

معاني الآيات تٞمهور القراء  فعالية تقريبنمط اتٟياة البشرية في العصر اتٟديث من حيث 
 معانيوكفاءة كقت القارئ في فهم من حيث  ك لسهولة صياغة عبارتو تناسب لغتهم كمعارفهم 

مضموف الآيات أك بياف إما باقتصار البيانات في   البيانات في ىذه ات١ختصرةلقصورة ككضوحة 
   في بعض التفاستَ لتسهيل القارئ على فهم معاني القرآف.تْذؼ البيانات ات١طولة 

ق(  ّٗٗىذه النتيجة تناسب أقواؿ بعض العلماء منهم ابن أبي زمنتُ )ت. 
ق( ك  ُِْْكالصابوني )ت. ق(  َُّٗق( كأتٛد شاكر )ت. ْٔٓكالواحدم )ت. 

أف قريص الصحاب حتُ قاؿ ت٤مد عائض القرني كابن ات١ختار الشنقطي كفيصل النجدم ك 
هور القراء دكف تطويل في البياف كلا ثقيل في مات١قاصد من التفستَ تقريب معاني الآيات تٞ

اء فيها اتٟمل بتًؾ بيانات ما لا يتعلق تٔقصود من الآيات  كبحث عن اللغة كخلاؼ العلم
كتْث عن السند كغتَ ذلك خارج البياف الأساسي من مفهوـ الآيات. كىذا البحث يخالف 

حتُ ذىب على أف ات١فتًض من التفستَ كنصر الدين بيضاف ق(  َُِٓ)ت.رأم الشوكاني 
 حتى يفهم القارئ معاني كاملة من الآيات. يبتُ كل ما يتعلق بالآيات

عن طريق تٚع معلومات ت٥تلفة من  بحثال ىذا في الدراسة ات١كتبويةمن خلاؿ 
،  ةر صت٥تفاستَ لت  (epistemology)كالكتب ات١عاصرة فيما يتعلق بنظرية ات١عرفة تًاثال
بثلاث طرؽ ؛ أكلان من خلاؿ  ةصر ستَ ات١ختاتفالأف طريقة تٖديد نوع التفستَ كجزء من  عرؼن

 ستَ  ثالثان: إتٚاع العلماء على تقديرهالنظر إلى كمية التفستَ. ثانيا؛ يينظر إليو من ت٤تول التف
 بأنو من ات١ختصرات.

 من جانب ات١صدر ةر صستَ ات١ختاتفنلاحظ  أف الأيضا الدراسة  همن خلاؿ ىذك 
ذه ات١صادر غتَ ىبالرأم. ك  ةر صستَ ات١ختاتفالك   بات١أثورة ر صستَ ات١ختاتفال؛  تنوع إلى نوعتُت

، فإف  نه من حيث ات١أما ك . لأصليىو التفستَ ا ةر صختات١ستَ اتفلات١صدر الرئيسي لىناؾ 
سهل فهمها. تالآيات بإيجاز ك  فسرت الأنه تٚايفئة من التفستَ الإ ىى ةر صستَ ات١ختاتفال
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لتفستَ با ما يسمىأك  ئيبتدار الاصختات١تفستَ ال الأكؿ؛ نىقسم نقسم إلىت ابنسبة ت١نهجهك 
تفستَ باليسمى ما ر الذم يلخص التفستَ الرئيسي أك صتفستَ ات١ختثاني الالك  ات١ختصر بذاتو

بتُ التفستَين دراسة مقارنة على . بناءن على ىذا التقسيم ، أجرل الباحث غتَهمن  تصرات١خ
 ر في تفستَ القرآف الكريم ص، كهما تفستَ عمدة التفستَ كات١ختات١ختصرين

، ات١صادرمن حيث  افيختلف كبعد دراسة مقارنة بتُ ىذين التفستَين نكتشف أنهما
على الرغم كجود كمن حيث ات١عاني ما فيهما. ، كالصلاحية، كالنموذج من حيث ات١ناى ك 

تفستَ عمدة نلاحظ أف در ، اات١ص حيث أما منبعض أكجو التشابو بتُ التفستَين. 
 تفستَال نوع منر في تفستَ القرآف الكريم صبالعكس ات١خت رت١أثو باتفستَ  نوع منالتفستَ 
 تَهمن غ ةر صختات١ستَ اتفال يستخدـ منه  عمدة التفستَتفستَ ؛ ى اات١نحيث من ك  .بالرأم

ر في تفستَ ص. أما ات١ختالقرآف العظيم لابن كثتَالتي تلخص التفستَ الرئيسي كىو تفستَ 
دكف تلخيص للتفستَ الأساسي. كمن حيث  بذاتو رصالقرآف الكريم فاستخدـ منه  ات١خت

تمسكهما على قواعيد التفستَحيث بررة علمينا لات١ يعتبراف من التفاستَ الصلاحية ، كلاهما 
، فإف ىذين التفستَ ات١ختصر. أما بالنسبة لنموذج مقبولة من جانب النظرم كالتطبيقي

لمتعلمتُ كالناس لالفهم  تاكسهلصرتاف التفستَين يشتًكاف في شيء كاحد ، كىو أنهما ت٥ت
ر في تفستَ ص، بينما ات١ختأكسط في البيافمدة التفستَ عجانب ات١ضموف  من إلا وامتُالع

فنصف عمدة التفستَ  .قوؿ كاحد ات١رجوح لدل ات١فسرين القرآف الكريم أقصر كلا يقدـ سول
بنوع من التفستَ ات١ختصر الوسيط كنصف ات١ختصر في تفستَ القرآف الكريم بالتفستَ ات١ختصر 

 الوجيز.
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ABSTRACT 

The tafsir mukhtasar is a solution for Muslims in modern era because this 

tafsir/interpretation is in accordance with the pattern of human life in the 

modern era in terms of the effectiveness of the content in it and the efficiency 

of the reader's time in understanding the content of the Qur'an. 

This dissertation has similar opinions with: Abi Zamanain al-Albiriy 

(w.399 H), al-Wahidiy (w.456 H), Ahmad Shakir (w.1309 H), ash-Shabuniy 

(w.1442 H), Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy asy-

Syanqithy, 'A'idh al-Qarniy, Faishal Najdiy, M. Quraysh Shihab and 

Abdullah az-Zaid who stated the purpose of tafsir is to facilitate the ummah 

in understanding the Qur'an, so that the content of tafsir and quantity 

wherever possible is easily affordable to all by containing an explanation that 

directly interprets the meaning of the verse. But in contrast to asy-Shaukaniy 

(w. 1250 H) and Nasaruddin Baidan which states in the writing of the 

interpretation must pay attention to all aspects of the interpreted verse, and 

that is how it should be so as to provide a complete understanding of the 

Qur'an. 

In this research, it is also concluded that there are three ways to determine 

the criteria for tafsir mukhtasar; first by looking at the quantity of an 

interpretation. Second; seen from the content of the interpretation, Third, the 

consensus of ulama in assessing it.  

The tafsir mukhtasar, viewed from the source side consists of two forms; 

tafsir mukhtasar bi al-ma`tsûr and tafsir mukhtasar bi ar-ra`yi. And the main 

source of tafsir mukhtasar apart from the sources previously mentioned is the 

main tafsir/interpretation, commentaries summarized by mufasir. And in 

terms of method, tafsir mukhtasar is a category of tafsir ijmâliy which 

interprets verses briefly and easily understood with two interpretation 

models; namely the tafsir mukhtasar ibtidâ` or tafsir mukhtasar bizâtihi and 

the tafsir mukhtasar which summarizes the main interpretation or is named 

the tafsir mukhatshar min ghairihi. Based on this division, the researcher 

conducted a comparative study of two works of tafsir mukhtasar, namely 

tafsir 'Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr by Ahmad Syakir and al-

Mukhtashar fî Tafsr Al-Qur`ân al-Karîm by the Ulama Team under the 

guidance of Markaz Tafsir li ad-Dirasat Qur'aniyah. 

From the results of a comparative study of the epistemology of these two 

interpretations, it can be concluded that these two interpretations are different 

in terms of the source of interpretation, method of interpretation, validity, 

paradigm and content of interpretation, as well as some similarities between 
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the two interpretations. Comparing from the source side, tafsir 'Umdat at-

Tafsîr uses the source of tafsir bi al-ma`tsûr and vice versa al-Mukhtashar fî 

Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm uses the source of tafsir bi ar-ra`yi. Researched 

from the side of the method; the tafsir 'Umdat at-Tafsîr uses the tafsir 

mukhtasar min ghairihi method which summarizes the main interpretation, 

namely tafsir Ibn Kathir. As for al-Mukhtashar fî Tafsr Al-Qur`ân al-Karîm 

using tafsir mukhtasar bizâtihi method, namely the original interpretation 

without summarizing the main interpretation. And in terms of validity, both 

are scientifically justifiable interpretations of coherence and pragmatic 

theory. As for the paradigm of tafsir mukhtasar, these two interpretations 

have something in common, namely that they are both concise and easy to 

understand by both educated and uneducated. While being compared in terms 

of content, tafsir 'Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr is more complete 

in the discussion, so that the author categorizes it as a interpretation of 

mukhtasar wasîth while al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm is 

shorter and only presents one râjih opinion, so that the author categorizes it 

as a interpretation of mukhtasar wajîz. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Arb Ltn Arb Ltn Arb Ltn 

 q ؽ Z ز ` أ

 k ؾ S س B ب

 l ؿ Sy ش T ت

 m ـ Sh ص Ts ث

 n ف Dh ض J ج

 o ك Th ط H ح

 h ق Zh ظ Kh خ

 a ء ‗ ع D د

 y م G غ Dz ذ

 - -  ؼ R ر

 
Catatan: 

a. Konsonan yang ber-syaddah ditulis dengan rangkap, misalnya:   ّرب yang 

ditulis rabba. 

b. Vokal panjang (mad): fathah (baris atas) ditulis â atau Â, kasrah (baris di 

bawah) ditulis î atau Î, serta dhammah (baris depan) ditulis û atau Û, 

misalnya:  قواعٍذ  ditulis qawâ‘îd, انخفسٍر ditulis at-tafsîr. dan أصول ditulis 

ushûl. 

c. Kata sandang alif + lam (ال) apabila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis 

al, misalnya  انحذٌث  ditulis al-hadîts. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf 

syamsiyyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengkutinya, misalnya, 

-ditulis at-tafsîr, atau diperbolehkan mengikuti transliterasi al انخفسٍر

qamariyah ditulis al-tafsîr asalkan konsisten dari awal penulisan. 

d. Tâ marbuthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan h, 

misalnya: انسُت ditulis as-sunnah. Abila terletak di tengah kalimat ditulis 

dengan t, misalnya: زكاة انًال   zakât al-mâl. 

e. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: 

 .ditulis mabâhits fî ‗ulûm Al-Qur`ân  يباحث فً عهوو انقرآٌ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan dari tafsir adalah membantu memahami kandungan Al-

Qur`an bagi siapa saja tanpa terkecuali baik itu untuk awam maupun para 

cendekiawan. Namun jika tafsir itu sendiri sulit untuk dipahami karena 

luasnya pembahasannya, disebabkan tambahan-tambahan informasi di 

luar maksud dari ayat dan jilidnya terlalu tebal sehingga sulit dijangkau 

oleh sebagian golongan, serta masalah penggunaan bahasa yang 

barangkali tidak koheren lagi dengan manusia yang hidup di zaman 

sekarang meskipun karya tafsir itu cukup ringkas, faktor-faktor ini 

menjadi fenomena tidak tercapainya urgensi utama dari tafsir yang 

bertujuan mendekatkan pemahaman kepada Al-Qur`an. 

Fenomena ini pernah diungkapkan oleh Muhammad Muhammad 

Mukhtar asy-Syanqithiy salah seorang penulis dan peneliti tafsir dengan 

mengatakan: ―Diantara kendala yang dihadapi oleh umat dalam 

memahami kandungan Al-Qur`an adalah karena penafsiran yang terlalu 

panjang dengan istilah-istilah dan penggunaan bahasa serta ungkapan 

yang kurang dimengerti oleh sebagian orang disebabkan keberagaman 

tingkat keilmuan yang mereka miliki, sementara tujuan dari tafsir adalah 
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untuk mendekatkan pemahaman kandungan Al-Qur`an yang dapat 

dipahami oleh umat sesuai dengan bahasa yang mudah mereka pahami.‖
1
 

Pendapat ini senada dengan ungkapan Faishal an-Najdiy yang 

juga merupakan salah seorang penulis dan peneliti tafsir mukhtasar yang 

menyatakan, bahwa tafsir merupakan ilmu yang sangat mulia dan para 

ulama telah menulis karya-karya mereka dalam tafsir, baik dalam bentuk 

karya tafsir yang panjang ataupun karya tafsir yang ringkas, namun 

meskipun demikian karya tafsir haruslah sesuai dengan bahasa umat pada 

masa itu dan sesuai dengan penjelasan maknanya dengan tingkat 

pemahaman mereka.
2
 Kemudian Faishal mengutip firman Allah SWT 

dalam QS. Ibrahim/14: 4 :  

ٓٓ ا ٌَ ٌِِّٓٓوَ ۡٔ ٓكَ ٓةيِصَِانِ ٓإلََِّّ ٓرَّشُٔلٍ ٌَِ ٓ َِا رۡشَيۡ
َ
ٓٓۦأ ٓفَيُغِوُّ ۡۖ ًۡ ُٓ َ ٓل َ ُٓٱلُِِبَيِّّ ٌََٓٓللَّّ ٓ دِي ۡٓ ٓوَيَ ٓيشََاءُٓ َ ٌَ

ٓ َٔ ُْ وَ ُٓۚ ًُٓٱٓىۡػَزيِزُٓٱيشََاءُٓ   ٤ٓلَۡۡهِي
 

Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa 

kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada 

mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan 

memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan 
Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (Ibrahim/14: 4) 

Pernyataan para ulama di atas seolah memberikan gambaran 

fenomena tafsir-tafsir besar (muthawwalât) yang terlalu luas dalam 

menjelaskan kandungan Al-Qur`an, sehingga jauh dari maksud utama 

yang dikandung oleh ayat dan sulit dipahami serta dimiliki oleh sebagian 

masyarakat tertentu. Senada dengan ini, M Quraish Shihab pernah 

mengungkapkan, siapapun sasaran yang dikehendaki, hendaknya jilidnya 

(tafsir) tidak terlalu tebal sehingga dapat dijangkau pembaca. 

Cendekiawan tidak membutuhkan banyak contoh atau aneka riwayat. 

Kalangan umum tidak mampu membeli satu judul buku yang terdiri dari 

ribuan halaman dan juga tidak akan betah membaca secara tuntas karya-

karya yang panjang.
3
 

Bahkan sebagian  ulama ada juga yang secara terang-terangan 

mengkritisi fenomena tafsir besar ini, sebagaimana  ungkapan Abu 

Hayyan (w.745 H) ketika mengkritik tafsir karya ar-Raziy (w.606 H) 

yang menyebutkan bahwa dalam tafsir ar-Raziy semuanya ada kecuali 

                                                 
1
 Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy, et.al., al-Mukhtashar fi 

Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm, Riyad : Markaz Tafsir li ad-Dirasat Al-Qur`aniyah, 1437, hal. v. 
2
 Faishal ibn Abd al-Aziz an-Najdiy, Taufîq ar-Rahmân fî Durûs Al-Qur`ân, Riyad: 

Dar al-‗Ashimah, 1996,  Jilid 1, hal. 51. 
3
 M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hal. 316. 
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tafsir itu sendiri.
4
 Dalam ungkapan ini, Abu Hayyan menolak 

kecenderungan ar-Raziy yang mencantumkan berbagai kajian dengan 

beragam perspektif dalam tafsirnya.  

Pengakuan Abu Hayyan, Faisal Najdiy dan Muhammad  

Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy sebelumnya juga menyinggung 

permasalahan yang perlu dipertimbangkan dengan fenomena tafsir 

mukhtasar klasik, yang mana dari sisi penggunaan bahasa sulit dipahami 

oleh umat yang hidup di zaman modern ini meskipun sudah dalam bentuk 

tafsir ringkas. Maka dua fenomena ini merupakan penyebab sulitnya umat 

dalam memahami kandungan Al-Qur`an.  

Selain tafsir karya ar-Raziy, masih banyak fenomena tafsir besar 

lainnya yang memiliki problem yang sama. Sebagai contoh tafsir yang 

ditulis oleh salah seorang ulama nusantara seperti Tafsir al-Azhar karya 

Hamka. Penyajian tafsir ini ditulis dalam bagian-bagian pendek yang 

terdiri dari beberapa ayat satu sampai lima ayat dengan terjemahan 

bahasa Indonesia bersamaan dengan teks Arabnya.  Kemudian diikuti 

dengan penjelasan panjang, yang terdiri dari satu sampai limabelas 

halaman. Dalam tafsirnya Hamka memasukkan penjelasan tentang 

sejarah dan peristiwa kontemporer  dalam bentuk komentar-komentar 

Hamka terhadap permasalahan kontemporer pada masa itu. Inilah salah 

satu penyebab tebalnya jilid Tafsir al-Azhar yang dicetak dalam edisi 

terbaru mencapai 9 jilid tafsir. Mengamati dari tebalnya jilid Tafsir al-

Azhar ini dan meluasnya pembahasan tafsir di luar maksud dari ayat, 

maka tafsir ini perlu untuk diringkas agar para pembaca awam dapat 

memahami maksud ayat secara langsung tanpa terjebak dalam 

penjelasan-penjelasan tambahan yang keluar dari maksud tafsir.  

Contoh lainnya adalah karya tafsir ulama nusantara yang populer 

yaitu Tafsir al-Mishbah karya M Quraish Shihab. Tafsir ini ditulis dalam 

15 volume, dengan tujuan mempermudah bagi umat Islam dalam 

memahami isi dan kandungan ayat-ayat Al-Qur`an dengan menjelaskan 

secara rinci tentang pesan-pesan yang dibawa oleh Al-Qur`an. Tujuan 

lainnya adalah untuk memberikan bacaan baru yang menjelaskan tema-

tema atau pesan-pesan Al-Qur`an pada ayat-ayat yang mereka baca agar 

tidak keliru dalam memahami fadhîlah-fadhîlah ayat atau surat-surat 

dalam Al-Qur`an, serta meluruskan kekeliruan pada kalangan terpelajar 

yang berkecimpung dalam dunia studi Al-Qur`an, banyak diantara 

mereka yang tidak mengetahui bahwa sistematika penulisan Al-Qur`an 

mempunyai aspek pendidikan yang sangat menyentuh.
5
 Barangkali inilah 

                                                 
4
 Muhammad ibn Yusuf Abu Hayyan al-Andalusiy, al-Bahru al-Muhîth, Beirut: Dar 

al-Fikr, jilid ke-1, 1420, hal.547 
5
 M Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol.1, hal. 4. 
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diantara penyebab luasnya penjelasan Tafsir al-Mishbah ini hingga 

mencapai 15 jilid. 

Besarnya jilid Tafsir al-Mishbah tentunya akan menyulitkan 

sebagian pembaca terutama orang awam dalam memahami kandungan 

ayat pada tafsir ini. Begitu juga tebalnya jilid tafsir akan menyulitkan 

sebagian kalangan dalam membelinya. Maka disinilah Tafsir al-Mishbah 

butuh untuk diringkas agar intisari tafsir ini dapat dijangkau oleh lebih 

banyak pembaca orang serta memudahkan mereka mengambil faedah dari 

tafsir tersebut apabila diringkas.  

Setiap penafsir mempunyai corak dan metode tersendiri dalam 

menafsirkan Al-Qur`an selama tidak keluar dari kaidah-kaidah penafsiran 

yang telah disepakati oleh para ulama. Begitu pula maksud dan tujuan 

seorang mufasir dalam tafsirnya tentu juga sangat beragam jenisnya. 

Dalam hal ini bisa jadi tujuan dari tafsir besar seperti yang ditulis ar-

Raziy adalah kalangan penuntut ilmu atau akademisi pada zamannya. 

Realitanya tafsir ar-Raziy sangat bermanfaat zaman sekarang bagi para 

akademisi dan menjadi salah satu rujukan dalam tafsîr ‗ilmiy akan tetapi 

tafsir ini hanya mampu dipahami oleh golongan tertentu dan sulit 

dijangkau oleh kalangan umum karena meluasnya pembahasan tafsir 

tersebut. 

Begitu juga dengan Hamka, barangkali yang menjadikan 

penjelasan tafsirnya cukup panjang adalah karena perlu adanya 

penjelasan-penjelasan yang dapat dikaitkan dengan ayat tentang 

fenomena-fenomena sosial yang berkembang pada masa itu. Sama halnya 

dengan M Quraish Shihab, yang menjadi sasaran pembacanya bukan 

hanya orang awam tetapi juga kalangan terpelajar dan para akademisi 

sehingga perlu untuk menambahkan penjelasan-penjelasan ilmiah yang 

dipetik dari setiap ayat-ayat yang ditafsirkan. Namun tidak dapat 

dipungkiri, ketebalan tafsir tersebut menjadi penyebab sulitnya 

menjangkau pemahaman tafsir bagi sebagian pembaca. 

Diakui bahwa tafsir-tafsir besar karya para ulama terdahulu 

merupakan sumbangsih besar bagi umat Islam. Manfaat dari tafsir 

tersebut sangat banyak sejak zaman ditulisnya hingga zaman kontemporer 

saat ini. Tafsir-tafsir ini senantiasa menjadi rujukan para ulama, ilmuwan 

dan akademisi generasi setelahnya dalam memahami kandungan Al-

Qur`an, menjadi referensi dalam mengkaji  akidah, fikih, lughah, sirah, 

dan lain sebagainya dalam mengungkap kandungan kandugan Al-Qur`an. 

 Sebut saja misalnya tafsir al-Jâmi‘ al-Bayân fî Tafsîr Ayy Al-

Qur`ân karya Imam ath-Thabariy (w. 310 H), tafsir ini terdiri dari 30 jilid 

dan merupakan kitab tafsir yang menjadi sumber rujukan utama dalam 

perkembangan karya tafsir klasik dan kontemporer. Namun 

fenomenanya, tafsir ini juga hanya bisa dimanfaatkan oleh sebagaian 
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kalangan karena ketebalan tafsir tidak memudahkan bagi sebagian orang 

untuk memilikinya atau enggan untuk membacanya. 

Contoh lainnya, tafsir Ahkâm Al-Qur`an karya al-Jashshash (w. 

370 H). Corak penafsiran dalam tafsir ini membahas ayat-ayat hukum 

dalam Al-Qur`an dengan pendekatan ushûl al-fiqh untuk mengeluarkan 

hukum-hukum suatu ayat beserta dalil-dalinya dan metode ini merupakan 

langkah pertama untuk mengetahui hakikat ke-Esaan Allah. Tafsir ini 

tentunya juga hanya bisa dimanfaatkan oleh para ulama atau penuntut 

ilmu khusus dan barangkali memang jangkauan demikian yang 

diinginkan oleh al-Jashshash. 

Karya besar lainnya dalam tafsir adalah tafsir karya al-Qurthubiy 

(w.671 H) yang ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn 

Abi Bakr ibn Farh al-Anshariy al-Khazrajiy al-Andalusiy al-Qurthubiy.
6
 

Beliau merupakan salah satu dari ulama besar berkebangsaan Eropa yang 

telah berkontribusi besar dalam khazanah keilmuan Islam. Dari sekian 

banyak karya-karya tafsirnya terdapat tafsir al-Jâmi‘ li Ahkâm Al-Qur‘ân 

wa al Mubayyin limâ Tadhammanahu min as-Sunnah wa Ay al-Furqân 

yang populer dengan tafsir al-Qurthubiy. Tafsir ini ditulis  20 jilid dan 

merupakan salah satu tafsir terbesar dan terbanyak manfaatnya. 

Menggunakan metode tahlîliy dengan corak hukum (fiqh) yang cukup 

luas. Tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir terbaik yang menafsirkan 

ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur`an, dan merupakan kitab tafsir yang 

langka di bidangnya. Namun karena jilidnya terlalu banyak sehingga 

hanya mampu dijangkau oleh kalangan tertentu saja.  

Tafsir Ibnu Katsir (w.774 H) yang cukup mudah untuk dipahami, 

namun yang menjadi kendala dalam memahami tafsir ini adalah pem 

bahasan masalah sanad dan matan hadis sehigga menimbulkan kesan 

tafsir Ibnu Katsir merupakan kitab yang membahas kajian sanad hadis 

dan menukilkan  cukup banyak riwayat yang mengandung pesan sama 

pada tempat yang sama bahkan dinilai oleh sebagian ulama ada 

penjelasan-penjelasan yang kurang mendukung terhadap penafsiran ayat 

yang dibahas. Hal ini akan dibahas dalam latar belakang penulisan 

mukhtasar tafsir Ibnu Katsir dalam penelitian ini. 

Tafsir al-Wahidiy yang diberi judul dengan al-Wajîz fî Tafsîr al-

Kitâb al-‗Azîz misalnya, merupakan sebuah karya tafsir ringkas yang 

barangkali bisa menjadi solusi memahami Al-Qur`an dengan mudah, 

namun tafsir ini karena ditulis pada abad ke-5 H sehingga ungkapan atau 

bahasa yang digunakan dalam tafsirnya perlu untuk disesuaikan dengan 

bahasa umat yang hidup saat ini untuk membantu umat memahami 

                                                 
6
 Muhammad Husein azd-Dzahabiy, at-Tafsîr wa al-Mufasirûn, Kuwait: Dar an-

Nawadir, 2010, hal. 206. 
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kandungan Al-Qur`an, maka perlu untuk diperbaharui sisi bahasanya agar 

relevan dengan bahasa zaman manusia yang hidup saat ini. 

Demikianlah diantara gambaran dari karya-karya tafsir yang 

ditulis oleh para ulama pada fase kejayaan pengetahuan dalam Islam 

dengan metode dan corak penafsiran yang khas dan mempunyai 

kelebihan tidak hanya dalam penafsiran tetapi memberikan banyak 

wawasan dalam berbagai bidang keilmuan. Namun realitanya tafsir ini 

sulit untuk dijangkau oleh kalangan umum karena kalangan awam butuh 

tafsir yang mudah dipahami.  

Ketika sebagian ulama setuju dengan metode tafsir mukhtasar, 

ada juga ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini seperti asy-

Syaukaniy. Asy-Syaukaniy berpandangan dalam penulisan tafsir harus 

memperhatikan segala aspek-aspek dari ayat yang ditafsirkan, dan 

begitulah seharusnya.
7
 Ungkapan ini menggambarkan persetujuan asy-

Syaukaniy dengan metode penulisan tafsir yang membahas segala aspek 

dalam penafsiran atau tafsir dengan metode tahlîliy. 

Senada dengan asy-Syaukaniy, Nasaruddin Baidan menilai 

metode ijmâliy walaupun memiliki kelebihan, menurutnya juga memiliki 

kelemahan. Menurut Nasaruddin Baidan, Al-Qur`an merupakan satu-

kesatuan yang membentuk pengertian yang utuh. Pemahaman yang 

belum jelas dalam suatu ayat akan dijelaskan dalam ayat lainnya sehingga 

antara satu ayat dan ayat lainnya saling melengkapi. Oleh sebab itu, tafsir 

ij‘mâliy menurutnya kurang tepat untuk memahami Al-Qur`an secara 

utuh. Menurut Baidan metode ini tidak memberikan ruang untuk 

menganalisis yang lebih memadai, karena metode global tidak dapat 

diandalkan untuk menuangkan analisis secara detail dan terperinci. 

Diungkapkan oleh Nashruddin Baidan dalam bukunya Metodologi 

Penafsiran Al-Qur`an.
8
 Namun di akhir penjelasannya Nashruddin 

Baidan menyebutkan bahwa kelemahan tersebut tidak bersifat negatif, 

kondisi demikian sangat positif sebagai ciri dari tafsir yang menggunakan 

metode global.
9
 

Dalam menengahi perbedaan ini, peneliti mengutip pendapat M 

Quraish Shihab bahwa tidak ada satu kitab tafsir, walaupun disusun oleh 

tim yang dapat memuaskan semua pembacanya. Itu adalah rumus yang 

dikenal di kalangan penulis-penulis ilmu Al-Qur`an. Namun, jika 

membandingkan satu karya dengan karya lainnya, maka akan dapat 

                                                 
7
 Muhammad ibn Ali asy-Syaukaniy, Fath al-Qadîr, Damaskus: Dar Ibn Katsir, 

1414. Hal. 14. 
8
Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur`an, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012, hal. 22-27.  
9
 Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur`an, ..., hal. 22-27.  
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ditemukan bahwa yang ini lebih baik dari pada yang itu, atau yang itu 

lebih mendekati kepada sasaran dari pada yang ini.
10

 

Melihat dan mengamati efisiensi dan efektifitas tafsir mukhtasar 

ini dengan realita manusia modern saat ini dinilai menjadi solusi dalam 

memahami kandungan Al-Qur`an. Hal ini berdasarkan pada realita tafsir-

tafsir besar dengan pembahasan yang terlalu luas yang menyebabkan 

sebagian besar orang-orang awam yang ingin membaca tafsir Al-Qur`an 

kesulitan dalam memahami kandungan tafsir, sehingga berdampak pada 

minimnya minat dalam memahami kandungan Al-Qur`an. Fenomena ini 

menjadi salah satu catatan penting bagi ulama tafsir era modern untuk 

terus mengkaji dan menemukan tafsir yang relevan dengan situasi sosial 

masyarakat di era kontemporer saat ini tanpa mengesampingkan urgensi 

dari tafsir-tafsir besar yang telah dikarang oleh para ulama sebelumnya. 

Urgensi dari tafsir mukhtasar sangat sesuai dengan pola 

kehidupan manusia di era modern dari sisi efektifitas kandungan di 

dalamnya dan efisiensi waktu pembaca dalam memahami kandungan Al-

Qur`an karena tafsir ini menggunakan metode ijmâliy dengan bahasa 

singkat dan padat sehingga memudahkan bagi pembaca memahami 

kandungan tafsir baik pembaca dari kalangan ulama maupun pemula.  

Pendapat ini sejalan dengan Abdullah az-Zaid salah seorang 

penulis tafsir kontemporer dalam muqaddimah tafsir mukhtasarnya yang 

mengungkapkan bahwa pada zaman sekarang umat butuh kepada tafsir 

mukhtasar karena waktu yang mereka miliki untuk membaca tafsir tidak 

banyak, dan disisi lain mereka juga dituntut untuk menguasai informasi 

penting lainnya dari beragam pengetahuan yang ada. Inilah salah satu 

alasan kenapa tafsir mukhtasar pada zaman sekarang dinilai efektif dan 

efisien bagi kalangan mana saja yang berkeinginan memahami 

kandungan firman Allah SWT.
11

 

Diantara ulama yang sangat bergigih dalam menjawab kebutuhan 

umat di era kontemporer ini dalam mewujudkan karya tafsir mukhtasar 

adalah syekh Ahmad Syakir dengan menciptakan ringkasan tafsir 

mukhtasar terhadap tafsir Ibnu Katsir yang diberi judul dengan ‗Umdat 

at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr. Tujuannya adalah agar pembaca bisa 

memahami tafsir Ibnu Katsir dengan mudah. 

Selain Ahmad Syakir, beberapa ulama tafsir dari Tim Ulama 

Markaz Tafsir Riyad juga menulis sebuah karya tafsir mukhtasar yang 

diberi judul dengan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm atau al-

Mukhtashar fî at-Tafsîr dengan tujuan memberikan karya tafsir ringkas 

nuansa baru dengan bahasa yang sesuai dengan umat saat ini. Tafsir ini 

                                                 
10

 M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, ..., hal.318. 
11

 Abdullah Ahmad Ali az-Zaid, Mukhtashar Tafsîr al-Baghawiy, Mesir: Dar as-

Salam, 1416, hal. 9. 
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cukup populer dan banyak disebarkan di berbagai belahan dunia Islam 

serta diterjemahkan secara gratis ke berbagai bahasa di dunia. Keduanya 

merupakan jawaban atas problem umat dalam kesulitan mereka 

memahami kandungan Al-Qur`an. 

Penelitian ini bertujuan menganalisa metodologi tafsir ‗Umdat at-

Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr karya Ahmad Muhammad Syakir dan 

metodologi al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm karya Tim ulama 

yang dianalisa dari paradigma epistemologi tafsir mukhtasar, diantaranya; 

dari sisi teori, sumber, metode, validitas, serta manfaat dan efisieninya. 

Bagaimanapun tafsir dari sisi produk merupakan hasil ijtihâd manusia 

dalam mengkonstruksi dan memahami kehendak Allah SWT sebagai 

sumber kebenaran melalui teks Al-Qur`an dan melalui pemahaman 

Rasul-Nya sebagai manusia yang diutus Allah untuk menyampaikan 

pesan tersebut. Oleh sebab itulah perlu dikaji secara kritis dan analisis 

mengenai dasar-dasar atau teori, sumber, metode, dan validitas suatu 

keilmuan (tafsir) yang berfungsi memahami kandungan Al-Qur`an 

sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT yang dihasilkan melalui 

kemampuan manusia yang terbatas dan terus berkembang. 

Selain itu, penelitian ini bertujuan merekonseptualisasi 

epistemologi tafsir mukhtasar yang dianalisa melalui karya-karya tafsir 

mukhtasar klasik dan kontemporer. Kajian epistemologi merupakan 

kajian yang membahas bagaimana pengetahuan itu pada dasarnya 

diperoleh dan diuji kebenarannya?
12

 Dengan demikian epistemologi ini 

membahas sumber, proses, syarat, validitasi, dan hakekat pengetahuan 

yang memberikan kepercayaan dan jaminan akan suatu konsep tafsir 

mukhtasar yang diusung oleh peneliti. 

Adapun secara sistematis, keinginan peneliti menganalisa 

epistemologi tafsir mukhtasar dengan studi terhadap kitab ‗Umdat at-

Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr karya Ahmad Syakir dan kitab al-

Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm karya jama‘ah (tim) ulama 

sebagai berikut: 

Pertama, kemunculan berbagai karya tafsir mukhtasar dari zaman 

klasik hingga kontemporer yang menjadi salah satu bagian dari disiplin 

ilmu tafsir tentunya perlu dikaji dengan kriteria epistemik sebab awal 

kemunculannya, sumber-sumbernya serta validitasnya sebagai sebuah 

karya tafsir. Karena salah satu problem yang penting dikaji dari sebuah 

ilmu adalah problem epistemologi, tidak terkecuali dalam ilmu-ilmu ke-

Islaman khususnya ilmu tafsir.
13

 

                                                 
12

 J. Sudarminta, Epistemologi Dasar, Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2002, hal. 18. 
13

 Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, Yogyakarta: LKiS, 2012, 

hal. 9 
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Kedua, belum ada penelitian sebelumnya yang mengkaji secara 

khusus tentang epistemologi tafsir mukhtasar untuk dikonsep menjadi 

sebuah teori dalam penulisan tafsir mukhtasar. Namun ada dua penelitian 

yang berhasil ditelusuri oleh peneliti yaitu sebuah tesis yang berjudul al-

Ikhtishâr fî at-Tafsîr; Dirâsah Nazhariyah wa Dirâsah Tatbîqiyyah ‗alâ 

Mukhtasharai Ibn Aby Zamanain li Tafsîr Yahya ibn Salâm wa al-

Baghawiy li Tafsîr ast-Tsa‘labiy. Penelitian kedua sebuah disertasi yang 

berjudul at-Tafâsir al-Muktasharah; Ittijahâtuhâ wa Manâhijuhâ. Judul 

pertama mengkaji tentang teori dan aplikasi tafsir mukhtasar dengan studi 

terhadap kitab tafsir Ibnu Abi Zamanain dan Yahya ibn Salam. Adapun 

judul kedua mendeskripsikan beragam karya tafsir mukhtasar. 

Ketiga, adapun yang menjadi alasan utama pemilihan tafsir 

‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr karya Ahmad Syakir dan al-

Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm karya Tim Ulama adalah 

karena kedua tafsir ini merupakan dua karya tafsir mukhtasar terpopuler 

pada saat ini yang banyak mendapat respon dari masyarakat sehingga 

mendapatkan pujian dari ulama. Metode yang digunakan dalam dua tafsir 

ini tidak sama meskipun keduanya merupakan sama-sama kategori tafsir 

mukhtasar. 

Keempat, tafsir yang paling banyak diringkas oleh para ulama 

adalah Tafsîr Al-Qur`ân al-‗Azhîm karya Ibnu Katsir. Setidaknya terbit 15 

karya dari mukhtashar Ibnu Katsir. Diantara mukhtashar tafsir Ibnu 

Katsir yang bisa dilacak adalah tafsir mukhtasar Tafsîr Ibn Katsîr karya 

Ali ash-Shabuniy (w.1442 H), ‗Umdat at-Tafsîr karya Ahmad Syakir 

(w.1309 H), al-Yasîr fî Ikhtishâr Tafsîr Ibn Katsîr karya Shalah 

Muhammad Arafat dan Muhammad Abdullah asy-Syanqithiy, tafsir al-

‗Aliyyi al-Qadîr karya Muhammad Nusaib ar-Rifa‘iy, ad-Durru an-

Natsîr, al-Mishbâh al-Munîr fî Tahzîb Tafsîr Ibn Katsîr karya Shafiyyu 

ar-Rahman al-Mubarak al-Fauriy, tafsir al-Qais al-Munîr Mukhtashar 

Tafsîr Ibn Katsîr karya Muhammad Sulaiman al-Asyqar, dan karya 

lainnya. Dan yang paling populer dari tafsir mukhtasar Ibnu Katsir ini 

adalah tafsir mukhtasar yang dikarang oleh Ahmad Syakir.  

Kelima, salah satu karya tafsir termuda dunia Islam di zaman 

kontemporer, tepatnya abad ke-21 Masehi tahun 1436 Hijriah (2015 M) 

adalah al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm yang diterbitkan oleh 

Markaz Tafsir li al-Dirasat Al-Qur`aniyyah (Tafsir Center for Qur`anic 

Studies) yang bermarkas di kota Riyad, ibu kota Kerajaan Arab Saudi. 

Sehingga tafsir ini relevan dari sisi zaman. Matan tafsir ini ditulis oleh 

Syekh Sayyid Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar asy-Syinqithiy, 

lalu diawasi oleh empat ulama sebagai pengawas ilmiah terhadap 

proyeknya, di-tahqîq oleh sembilan ulama tafsir terkenal, serta ditinjau 

oleh tiga ulama yang merupakan profesor dalam bidang akidah. Melalui 
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tafsir yang disajikan secara ringkas dan sederhana, al-Mukhtashar fî 

Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm mempermudah banyak orang dalam 

memahami kandungan Al-Qur`an.  

Keenam, peneliti memilih meneliti dua tafsir dari dunia Islam ini 

agar jangkauan disertasi ini lebih luas. Dua tafsir yang diteliti saat ini 

dikenal di kancah Internasional, termasuk Indonesia karena kedua tafsir 

sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga hasil 

penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia. 

Sebagai motivasi dan solusi bacaan tafsir dalam memahami kandungan 

Al-Quran. 

Inilah beberapa alasan peneliti menjadikan tafsir ini sebagai bahan 

penelitian.  

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Tafsir klasik dengan metode tafsir tahlîliy, terlalu luas 

pembahasannya sehingga terkadang keluar kajian tafsir yang 

seharusnya terfokus mengkaji kandungan dan makna ayat Al-

Qur`an. 

2. Bahasa dan beberapa ungkapan dari tafsir-tafsir besar tidak mudah 

dipahami oleh sebagian kalangan terutama kalangan umum. 

3. Pola kehidupan manusia mempengaruhi segala aspek dalam 

kehidupan mereka sehingga memberi pengaruh juga cara mereka 

membaca tafsir Al-Qur`an. 

4. Manusia era modern lebih memilih gaya hidup serba praktis dan 

mudah serta efisiensi waktu. 

5. Maraknya bermunculan berbagai karya tafsir mukhtasar yang perlu 

dikaji validitas penafsirannya serta sumber-sumber penafsirannya. 

6. Diantara karya tafsir mukhtasar yang banyak ditulis adalah 

mukhtashar terhadap tafsir Ibnu Katsir dan Ahmad Syakir turut 

andil dalam meringkas karya tafsir tersebut.  

7. Tafsir mukhtasar karya Tim Ulama yang diterbitkan oleh Markaz 

Tafsir li ad-Dirasat Al-Qur`aniyah merupakan karya populer di era 

kontemporer dengan metodologi yang lebih ringkas dari tafsir 

karya Ahmad Syakir.  

C.  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat dibatasi permasalahan utama yang akan menjadi bahan kajian 
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adalah konsep epistemologi tafsir mukhtasar dengan studi komparatif 

antara mukhtasar ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr karya Ahmad 

Syakir dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm. Pembatasan 

masalah dirincikan sebagai berikut: 

1. Metodologi tafsir mukhtasar ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm. 

2. Komparasi metodologi dan konten penafsiran tafsir ‗Umdat at-

Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dengan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`ân al-Karîm. 

3. Komparasi paradigma tafsir mukhtasar ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-

Hâfizh Ibn Katsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-

Karîm. 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan utama yang akan menjadi bahan penelitian disertasi ini 

adalah bagaimana konsep epistemologi tafsir mukhtasar ‗Umdat at-

Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-

Karîm?. Rumusan utama ini diuraikan kepada beberapa rumusan 

terperinci berikut: 

1. Bagaimanakah metodologi tafsir mukhtasar ‗Umdat at-Tafsîr ‗an 

al-Hâfizh Ibn Katsîr dan tafsir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân 

al-Karîm? 

2. Apa perbedaan metodologi penafsiran dan konten penafsiran kitab 

‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dan al-Mukhtashar fî 

Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm? 

3. Apa perbedaan paradigma penafsiran ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-

Hâfizh Ibn Katsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-

Karîm? 

E. Tujuan Penelitian 

Diantara tujuan penelitian ini adalah: 

1. Merekonseptualisasi epistemologi tafsir mukhtasar dengan mengkaji 

sebab kemunculan, sumber, validitas, tujuannya serta sejarah dan 

perkembangan tafsir mukhtasar dan bentuk-bentuk tafsir mukhtasar 

serta menemukan nilai dan manfaat dari tafsir mukhtasar. 

2. Menganalisa metodologi tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr karya Ahmad Syakir terhadap tafsir Ibnu Katsir. 

3. Menganalisa metodologi  tafsir al-Mukhtashar fi at-Tafsîr karya Tim 

Ulama. 

4. Mengkomparasi berdasarkan norma epistemik kriteria tafsir ‗Umdat 

at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dan al-Mukhtashar fî at-Tafsîr .  



12 

 

 
  

F.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, 

diantaranya: 

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan tambahan 

wawasan tentang teori atau ide dalam menciptakan karya tafsir 

mukhtasar sehingga hasil penelitian ini akan menambah ilmu dan 

wawasan terhadap konsep tafsir mukhtasar yang mencangkup sumber, 

metode, corak dan karakteristik tafsir mukhtasar secara umum dan 

kitab tafsir mukhtasar ‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr serta 

al-Mukhtashar fî Tafsîr al-Qur`ân al-Karîm secara khusus.  

2. Diantara manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

a) Sebagai sumbangsih pemikiran tentang cara menciptakan sebuah 

karya tafsir mukhtasar, apa saja metode, sumber-sumber serta 

corak sehingga teori ini dapat menjadi rujukan dalam 

mengaktualisasikan sebuah karya tafsir mukhtasar. 

b) Dapat menambah khazanah, wawasan, dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam studi ilmu Al-Qur`an dan tafsir terutama yang 

berhubungan dengan metodologi tafsir. 

c) Memberikan informasi kepada umat Islam, khususnya di 

Indonesia bahwa pentingnya model penafsiran ini untuk dipahami 

dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. 

d) Dapat dijadikan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

yang kemudian dikembangkan ke beberapa bahasan lainnya. 

G.  Kerangka Teori 

Beberapa teori yang akan sering digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Epistemologi Tafsir 

Epistemologi merupakan bagian dari salah satu teori filsafat tentang 

pengetahuan. Epistemologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

epistemologi berarti cabang filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas 

pengetahuan.
14

 Sebagai kajian filosofis yang membuat tela‘ah kritis dan 

analitis tentang dasar-dasar teoritis pengetahuan, epistemologi kadang 

juga disebut teori pengetahuan (theory of knowledge/Erkentnis theory).
15

 

Jika dihubungkan dengan tafsir tentunya epistemologi yang 

dimaksud harus sesuai dengan karakteristik keilmuan dalam Islam. Tidak 

                                                 
14

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, ―Epistemologi‖, http://kbbi.web.id/epistemologi, 

diakses 30 September 2020. 
15

  J. Sudarminta, Epistemologi Dasar, hal. 18, yang dikutip dari M.W Pranarka, 

Epistemologi Dasar: Suatu Pengantar, Jakarta: CSIS, 1987, hal. 3-5.  

http://kbbi.web.id/epistemologi
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bisa dipungkiri bahwa Islam pernah menjadi kiblat ilmu Timur maupun 

Barat tentunya mempunyai standarisasi dalam pembatasan suatu teori.  

Istilah epistemologi tafsir Al-Qur`an merupakan disiplin ilmu yang 

menela‘ah secara kritis dan analisis mengenai dasar-dasar atau teori, 

sumber, metode, dan validitas suatu keilmuan (tafsir) yang berfungsi 

memahami kandungan Al-Qur`an sebagaimana yang diinginkan oleh 

Allah SWT yang dihasilkan melalui kemampuan manusia yang terbatas 

dan terus berkembang. 

Meskipun epistemologi tafsir cukup beragam dan akan terus 

berkembang, namun keyakinan umat Islam terhadap Al-Qur`an tidak 

boleh berubah. Al-Qur`an adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad secara mutawâtir.  Artinya seluruh rangkaian isinya benar-

benar datang dari Allah SWT yang diriwayatkan oleh banyak orang dan 

tidak mungkin berdusta.
16

 Allah mengkhususkan mukjizat Al-Qur`an 

sepanjang zaman agar bisa diperhatikan oleh orang-orang yang berakal 

dan mata hati mereka  sehingga mereka berbahagia dengan cahayanya 

dan memanfaatkan petunjuknya untuk masa sekarang dan mendatang.                                                             
17

                                                                                                        

2. Tafsir Mukhtasar 

Istilah mukhtashar berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi kata 

resmi dalam kamus bahasa Indonesia. Secara makna artinya sama yaitu 

ringkasan; ikhtisar; yang dipersingkat.
18

 Jika didefinisikan secara bahasa 

maksud dari ikhtishâr adalah memisahkan ungkapan yang sedikit dari 

ungkapan yang banyak.
19

Dalam kitab Mughniy al-Muhtâj diartikan 

sebagai ungkapan yang sedikit bunyinya tapi luas maknanya.
20

Adapun  

yang dimaksud dengan tafsir mukhtasar dalam penelitian ini adalah tafsir 

ringkas dan ringkasan tafsir. 

Kecendrungan terhadap tafsir mukhtasar sudah bermula sejak abad 

ke-4 H dipelopori oleh Ibnu Abi Zamanain al-Albiry (w.399 H) kemudian 

oleh al-Wahidiy (w.456 H) dengan judul ―al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-

‗Azîz  pada abad ke 5 H. Jika diamati visi dan misi penulisan tafsir 

mukhtasar dari zaman klasik hingga zaman kontemporer memiliki 

                                                 
16

 Jalaluddin al-Mahalliy, Syarh al-Waraqât fî Ushûl al-Fiqh, Palestina: Jami‘ah al-

Quds, 1999, jilid 1, hal. 191 
17

 Muhammad Ali ash-Shabuniy, at-Tibyân fî ‗Ulûm Al-Qur`ân, Beirut : ‗Alam al-

Kitab, 1985, hal. 99. 
18

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, ―Mukhtashar‖, dalam 

https://kbbi.web.id/mukhtasar, diakses 27 Mei 2020. 
19

 Muhammad Abu al-Faidh az-Zubaidiy, Tâj al-‗Arûs, t.tp: Dar al-Hidayah, jilid 

11, t.th, hal. 173. 
20

 Syamsudin al-Syarbiniy, Mughniy al-Muhtâj, Beirut:  Dar al-Kutub al-‗Ilmiyah, 

1994, hal. 101 

https://kbbi.web.id/mukhtasar


14 

 

 
  

kesamaan dalam visi dan misi yaitu efektifitas dan efisiensi serta 

pendekatan pemahaman terhadap Al-Qur`an melalui tafsir itu sendiri.  

Al-Wahidiy sebagai salah seorang diantara pelopor dalam 

menciptakan karya tafsir mukhtasar mengakui bahwa alasan utama 

menciptakan karya tafsir mukhtasar tersebut adalah untuk memudahkan 

umat pada zamannya memahami Al-Qur`an sehingga beliau menuliskan 

satu pendapat saja dalam penafsirannya yaitu pendapat Ibnu ‗Abbas.
21

 

Maka ditulislah mukhtashar ini dalam 1  jilid saja. Kitab ini ditulis 

dengan ungkapan yang mudah dipahami untuk umat Islam pada masa itu 

dan fokus pada satu pendapat tanpa perdebatan dalam menafsiran ayat. 

Munculnya karya tafsir mukhtasar oleh al-Wahidiy menjadi insprirasi 

munculnya karya-karya lain dalam tafsir mukhtasar hingga abad 

kontemporer ini. 

3. Metodologi Tafsir Kontemporer 

Istilah epistemologi tafsir kontemporer merupakan istilah yang 

secara teoritis bermaksud untuk memperluas makna teks Al-Qur`an 

kepada realita dan fakta masa kini dalam kehidupan. Sedangkan secara 

praktis berarti usaha untuk mengadaptasikan Teks Al-Qur`an dengan 

situasi kontemporer seorang mufasir. Tafsir kontemporer sering 

diistilahkan dengan tafsir modern yang berarti tafsir usaha untuk 

menyesuaikan ayat-ayat Al-Qur`an dengan tuntutan Zaman. Sehingga 

dengan demikian metodologi tafsir kontemporer adalah kajian di sekitar 

metode-metode tafsir yang berkembang pada era kontemporer. 

Metode penafsiran Al-Qur`an terus berkembang seiring dengan 

perkembangan problematika kehidupan manusia sehingga muncullah 

sebuah metodologi tafsir kontemporer. Namun tentunya tetap harus 

berjalan dalam kaedah penafsiran. Menurut para ulama tafsir, metode 

terbaik dalam menafsirkan Al-Qur`an adalah metode tafsir dengan 

pendekatan tafsir Al-Qur`an dengan Al-Qur`an dan tafsir Al-Qur`an 

dengan sunnah kemudian tafsir Al-Qur`an dengan ijtihâd para sahabat 

mufasir yang mengetahui sebab-sebab turun suatu ayat. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsirnya. 

Tafsir kontemporer yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini 

adalah tafsir dimaknai pada perioderisasi kelahiran tafsir tersebut namun 

dari sisi metode dan corak tentunya kembali kepada cara pikir seorang 

mufasir karena munculnya keberagaman karya tafsir menjawab 

problematika umat yang juga mempunyai keberagaman cara pikir. Maka 

yang dimaksud oleh penulis dengan tafsir mukhtasar kontemporer adalah 

                                                 
21

 Abu al-Hasan Ali Ahmad al-Wahidiy, al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-Azîz, Beirut: 

Dar al-Qalam, 1415, hal.  87. 
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bagian dari karya tafsir yang dibutuhkan oleh manusia di era kontemporer 

ini. 

Selain masalah waktu, kaitan antara tafsir kontemporer dengan tafsir 

mukhtasar adalah tafsir mukhtasar menjawab problem manusia yang 

butuh pada tafsir yang lebih praktis. Salah satu ciri khas tafsir yang 

muncul pada masa kontemporer adalah usaha untuk merumuskan ulang 

penafsiran umat Islam atas Al-Qur`an dan menyesuaikan dengan kondisi 

zaman modern tempat mufasir hidup. Usaha pembaharuan dikenal 

dengan usaha modernisasi dan masanya dikenal dengan istilah masa 

modern. 

4. Paradigma Penafsiran 

Menurut Tilaar yang diungkapkan oleh Sulhan Hamid, istilah 

paradigma belum lama masuk kedalam kosa kata dalam Bahasa 

Indonesia, paling tidak istilah itu baru populer di Indonesia satu atau dua 

dekade terakhir ini, yang secara gampang nya dapat diartikan sebagai 

pola suatu model penelitian atau model berfikir yang dianut oleh 

sekelompok manusia.
22

  

Friederich mengartikan paradigma sebagai suatu pandangan yang 

mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok 

persoalan yang semestinya dipelajari, sementara menurut Harmon 

paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, menilai, 

memikirkan dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus 

tentang maksud suatu realitas. Berdasarkan ini, maka paradigma dapat 

berarti landasan pola pikir dalam memikirkan, mengartikan, menafsirkan 

dan melakukan sesuatu tentang sesuatu yang terjadi dalam kehidupan 

sosial yang menghasilkan ilmu yang bersifat khusus yang dianut oleh 

sekelompok manusia.
23

 

Paradigma penafsiran Al-Qur`an adalah pola pikir atau sudut 

pandang dalam menafsirkan Al-Qur`an sebagai suatu upaya untuk 

memahami isi kandungan Al-Qur‘an yang hanya boleh dilakukan oleh 

orang-orang yang memiliki kredibilitas, kapabilitas dan akuntabilitas 

keilmuan dan moral yang jelas dan tertentu. 

Pengkajian permasalahan tafsir mukhtasar, tidak terlepas dari 

metode ijmâliy yaitu sebuah metode yang berusaha untuk mengungkap 

kandungan Al-Qur`an berdasarkan urutan ayat-ayat dalam Al-Qur`an 

dengan suatu uraian yang ringkas, tapi jelas serta menjelaskan kata-kata 

dan istilah yang kurang jelas dengan bahasa yang sederhana sehingga 

                                                 
22

 Sulhan Hamid, ―Paradigma Penafsiran Perspektif Pendidikan‖, dalam Jurnal 

Paradigma, Vol. 08 No. 1 Tahun 2019, hal. 2 
23

 Sulhan Hamid, ―Paradigma Penafsiran Perspektif Pendidikan‖, dalam Jurnal 

Paradigma, Vol. 08 No. 1 Tahun 2019, hal. 2 
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dapat dikonsumsi baik dari kalangan masyarakat awam maupun 

intelektual. 

Metode ijmâliy inilah yang menjadi paradigma tafsir mukhtasar 

dengan metodologi yang selalu praktis dan mudah dipahami, tidak 

berbelit-belit, menjadikan pemahaman Al-Qur`an segera dapat diserap 

oleh pembacanya, terlebih untuk para pemula seperti mereka yang berada 

dijenjang pendidikan dasar, atau mereka yang baru belajar tafsir Al-

Qur`an. Di dalamnya terbebas dari kisah-kisah israiliyat, dikarenakan 

singkatnya penafsiran yang diberikan, sehingga tafsir ijmâliy ini relatif 

lebih murni. Berdasarkan kondisi yang demikian, pemahaman kosa kata 

dari ayat-ayat suci lebih mudah didapatkan dari pada penafsiran yang 

menggunakan tiga metode lainnya. Hal itu dikarenakan di dalam tafsir 

ijmâliy seorang mufasir langsung menjelaskan pengertian kata atau ayat 

dengan sinonimnya dan tidak mengemukakan ide-ide atau pendapatnya 

secara pribadi.
24

 

H. Tinjauan Pustaka/ Penelitian yang Relevan 

Diantara penelitian sebelumnya yang berkaitan atau relevan dengan 

pembahasan yang dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang berjudul at-Tafâsîr al-Muktasharah; 

Ittijahâtuhâ wa Manâhijuhâ.  

Sebuah Disertasi yang ditulis oleh Muhammad Rasyid al-Barakah.  

Diterbitkan di Riyad oleh Universitas al-Malik Sa‘ud pada tahun 1436 H. 

Hasil penelitian mendeskripsikan tentang  beragam tafsir mukhtasar  

klasik hingga tafsir mukhtasar kontemporer dari sisi definisi, jumlah, 

metode penulis dalam kitab, komparasi antara kitab-kitab mukhtashar 

klasik dan kontemporer kemudian menyebutkan kitab mukhtashar tafsir 

yang paling menonjol dari kitab-kitab mukhtasar yang ada.  Kemudian 

mendeskripsikan manhaj setiap tafsir mukhtasar yang diteliti serta 

membandingan keistimewaan kitab mukhtasar dari kitab-kitab tafsir 

lainnya.
25

 

2. Penelitian yang berjudul al-Mukhtasharât al-Ma‘âshirah lî Tafsîr 

Ibn Katsîr Isykâliyah al-Manhaj fî Ta‘âmul ma`a al-Isrâiliyât.  

Karya ilmiah ini ditulis oleh Ahmad Abdul Lathif  Khalid yang 

diterbitkan pada Jurnal Dirasat Fakultas Syari‘ah wa al-Qanun Vol. 46 

No.1 Tahun 2019.  Penelitian ini membahas masalah interpretasi para 

                                                 
24

 Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur`an, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012, hal. 24 
25

 Muhammad Rasyid al-Barakah, ―at-Tafâsir al-Muktasharah; Ittijahâtuhâ wa 

Manâhijuhâ.‖ Disertasi. Riyad: Universitas al-Malik Sa‘ud Kursi Al-Qur`an al-Karim wa 

‗Ulumuhu, 1436. 
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pengarang tafsir mukhtasar terhadap tafsir Ibnu Kastir dalam menyikapi 

permasalahan israiliyat dalam tafsir Ibnu Katsir.  Setelah melakukan 

analisis terhadap empat tafsir mukhtasar terhadap tafsir Ibnu Katsir, 

disimpulkan bahwa para penulis tafsir mukhtasar menghapus riwayat-

riwayat israiliyat yang terdapat pada tafsir Ibnu Katsir. Hal ini tentunya 

menyalahi metode Ibnu Katsir dalam menulis tafsinya, yang mana Ibnu 

Katsir memasukkan beberapa riwayat israiliyat dalam tafsirnya dan 

memilih untuk tidak mengomentarinya selama tidak bertentangan dengan 

makna yang dikandung oleh Al-Qur`an. Maka untuk menjaga validitas 

penafsiran tafsir mukhtasar, seharusnya penafsir konsisten dengan metode 

Ibnu Katsir dalam tafsir mukhtasar tersebut.
26

 

3. Penelitian yang berjudul Analisis Metode Tafsir Muhammad ash-

Shabuniy dalam kitab Rawâ‘i‘ al-Bayân.  

Penelitian ini dilakukan oleh Abdurrazzaq dan Andy Haryono. 

Diterbitkan oleh Jurnal Wardah, Vol. 18 No.1 Tahun 2017. Hasil 

penelitian menyebutkan bahwa ash-Shabuniy merupakan kategori ulama 

mujtahid tarjîh yakni ulama yang mampu menguatkan salah satu pendapat 

dari salah satu imam mazhab. Mana pendapat yang paling sahih dari yang 

sahih atau antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Metode  ash-

Shabuniy dalam tafsirnya ini lebih cendrung pada metode muqâran dan 

tarjîh. Namun disisi lain ash-Shabuniy juga tidak terikat pada mazhab 

tertentu. Misalnya dalam pembahasan mengenai sihir, menurutnya 

pendapat jumhur ulama lebih kuat ketimbang pendapat mu‘tazilah. Dalam 

hal meng-qadha puasa sunnah, ia lebih cendrung pada pendapat Hanafiyah 

dari pada Syafi‘iyyah.
27

  

4. Penelitian yang berjudul Epistemologi Tafsir Mengurai Relasi 

Filsafat dengan Al-Qur`an.  

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Alwi dan diterbitkan di 

Jurnal Substantia Vol. 21 No.1 Bulan April Tahun 2019. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa upaya manusia untuk memahami kandungan Al-

Qur`an disebabkan dirinya sebagai makhluk berpikir dan adanya ragam 

epistemologi tafsir akan terus terjadi selama manusia mendialogkan teks 

dengan konteksnya.
28

 

                                                 
26

 Ahmad Abdul Latif Khalid, ―al-Mukhtasharât al-Ma‘âshirah lî Tafsîr Ibn Katsîr 

Isykâliyah al-Manhaj fî Ta‘âmul ma`a al-Isrâiliyât, ‖ dalam Jurnal Dirasat, Vol. 46 No. 1 

Tahun 2019, hal. 457. 
27

 Abdur Razzaq dan Andy Haryono, ―Analisis Metode Tafsir Muhammad ash-

Shabuniy dalam kitab Rawâ‘i‘ al-Bayân,‖ dalam Jurnal Wardah, Vol. 18 No.1 Tahun 2017, 

hal. 56. 
28

 Muhammad Alwi, ―Epistemologi Tafsir Mengurai Relasi Filsafat dengan Al-

Qur`an,‖ dalam Jurnal Substantia, Vol. 21 No.1 Bulan April Tahun 2019, hal. 1. 
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5. Penelitian yang berjudul Tafsir Ibnu Katsir Metode dan Bentuk 

Penafsirannya.  

Penelitian ini dilakukan oleh Maliki dan diterbitkan pada Jurnal el-

Umdah dengan ISSN 2623-2529 Vol. 1 No. 1 Januari-Juni Tahun 2018. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa tafsir Ibnu Katsir muncul pada abad 

pertengahan (8 H/15 M). Dilihat dari metode penafsiran masuk dalam 

kategori tafsir klasik karena menggunakan bentuk tafsir bi al-ma‘tsûr 

sedangkan dari sisi metode lebih cendrung pada metode tahlîliy yang mana 

metode ini belum ditemukan di era klasik.
29

 

6. Penelitian yang berjudul Kritik Epistemologi Tafsir Kontemporer 

(Studi atas Kritik Jamal al-Banna terhadap Beberapa Pemikir Al-Qur`an 

Kontemporer). 

Penetilian ini dilakukan oleh Saifuddin dan Habib. Diterbitkan pada 

Jurnal Analisis Vol. XVI No.1 Bulan Juni Tahun 2016. Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa salah satu kelemahan dalam studi Al-Qur`an 

kontemporer adalah keterpengaruhan para pemikir Islam oleh studi 

orientalis yang memperlakukan Al-Qur`an layaknya turâts. Hal ini pada 

dasarnya sangat bertentangan dengan asumsi dasar yang menyatakan 

kesakralan Al-Qur`an. Maka solusinya menurut Jamal al-Banna adalah 

melepaskan segala atribut ketika mendekati Al-Qur`an.
30

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mustaqim dalam 

disertasinya yang berjudul Epistemologi Tafsir Kontemporer; Studi 

Komparatif antara Fazhlul Rahman dan Muhammad Syahrur pada tahun 

2007 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa berdasarkan kerangka teori the 

history idea disimpulkan bahwa penafsiran Al-Qur`an telah mengalami 

pergeseran epistemologi. Pada era formatif berbasis nalar quasi kritis, pada 

era afirmatif berbasis nalar ideologis, sementara pada era reformatif 

berbasis nalar kritis. Dari pergeseran ini maka hakikat tafsir dapat dilihat 

dari dua perspektif, tafsir sebagai produk, yang merupakan hasil dari 

dialektika antara teks, kontek dan penafsirannya. Ia dipengaruhi oleh 

situasi dan kondisi sosio-historis, geo-politik, bahkan latar belakang 

keilmuan serta kepentingan penafsirnya. Bahkan hakikat tafsir menurut 

Rahman bahwa seorang penafsir harus menemukan makna otentik melalui 

teks  melalui konteks sosio-historis masa lalu lalu, kemudian menangkap 

aspek ideal moral untuk melakukan kontektualisasi makna di era sekarang. 

Sementara menurut Syahrur, tafsir tidak harus mencari original meaning.  

                                                 
29

 Maliki, ―Tafsir Ibnu Katsir; Metode dan Bentuk Penafsirannya,‖ dalam Jurnal el-

Umdah, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni Tahun 2018, hal. 74. 
30

 Saifuddin dan Habib, ―Kritik Epistemologi Tafsir Kontemporer (Studi atas Kritik 

Jamal al-Banna terhadap Beberapa Pemikir Al-Qur`an Kontemporer)‖, dalam Jurnal Analisis 

,Vol. XVI No.1 Bulan Juni Tahun 2016, hal. 103. 
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Seorang penafsiran tidak harus mencari makna otentik pada masa lalu. 

Melainkan mencari makna teks yang relevan di era sekarang. Karena 

makna itu berkembang seiring dengan perkembangan nalar keilmuan 

kontemporer. Adapun tafsir sebagai proses interpretasi, disini Rahman dan 

Syahrur sama-sama berpendapat bahwa Al-Qur`an adalah kitab yang 

selalu relevan dengan ruang dan waktu tetapi harus dibaca dengan kreatif 

dan produktif sehingga benar-benar  menjadi solusi terhadap problem-

problem sosial keagamaan umat Islam kontemporer.
31

 

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa karya 

ilmiah yang relevan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, maka 

penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat adalah 

penelitian yang berjudul at-Tafâsîr al-Mukhtasharah Ittijâhâtuhâ wa 

Manâhijuhâ.  Akan tetapi bedanya dengan penelitian yang diangkat oleh 

peneliti saat ini, penelitian sebelumnya ini hanya mendiskripsikan 

beragam karya tafsir mukhtasar dari zaman klasik hingga kontemporer. 

Penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji epistemologi tafsir mukhtasar 

dengan studi komparatif antara ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr 

dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm. 

 

I. Metode Penelitian 

Pada umumnya penelitian dapat dilakukan dalam dua jenis, yaitu 

penelitian kepustakaan yang disebut library research dan penelitian 

lapangan yang disebut field research.
32

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research) dengan subjek dan objeknya, 

semuanya berasal dari bahan-bahan kepustakaan (literatur) yang berkaitan 

erat dengan permasalahan yang akan diteliti.
33

Penelitian ini bersifat 

kualitatif, yaitu menganalisis satu persatu hal-hal yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan. Pada penelitian kualitatif, metode yang sering 

digunakan adalah pengamatan, wawancara, serta pemanfaatan dokumen.
34

 

Adapun peneliti saat ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode 

pengamatan. 

Metode kualitatif ini dipilih karena penelitian yang dilakukan tidak 

terpola serta bersifat interpretatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah 

                                                 
31

 Abdul Mustaqim, ―Epistemologi Tafsir Kontemporer; Studi Komparatif antara 

Fazhlul Rahman dan Muhammad Syahrur.‖ Disertasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2007. 
32

 Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hal. 103. 
33

Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir, ... hal 

152. 
34

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2018, hal. 5. 
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penulis sendiri yang mengumpulkan teori serta membekali diri dengan 

wawasan yang luas untuk mampu menganalisis dan mengkontruksikan 

objek yang diteliti sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna. 

Metode analisis data dalam penelitian menggunakan analisis 

komparatif (comparative analysis), yaitu menganalisis informasi dengan 

membandingkan antara informasi satu dengan informasi lain berdasarkan 

landasan teori tertentu. Proses selanjutnya setelah analisis data komparatif 

yaitu pengambilan kesimpulan dengan cara metode deduktif, yaitu suatu 

cara menganalisis data yang berangkat dari hal-hal bersifat umum, 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah kepustakaan (library) 

dengan mengkaji dua bentuk karya tafsir mukhtasar ‗Umdat at-Tafsîr ‗an 

al-Hâfizh Ibn Katsîr dan al-Mukhtashar fi Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm 

karya Tim Ulama serta objek-objek pendukung lainnya baik buku-buku 

turâts maupun buku-buku  kontemporer. Kemudian dua objek utama ini 

dianalisa oleh peneliti untuk melihat perbedaan epistemologi penafsiran 

dari kedua karya tersebut.  
Penelitian ini menggunakan desain penelitian berupa metode analisis 

deskriptif komparitatif untuk memaparkan secara terperinci tentang 

‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`ân al-Karîm dan memaparkan perbedaan metode yang digunakan 

kedua tafsir tersebut.
35

 Apabila definisi ini digunakan pada penelitian 

tafsir, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud adalah mendapatkan 

informasi yang jelas dan rinci berkaitan dengan pemahaman dan 

penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an, baik dilakukan oleh perorangan maupun 

kelompok.
36

  

 

J. Jadwal Penelitian 

Meskipun dalam penelitian kualitatif jadwal penelitian tidak bisa 

dipastikan, namun dalam penelitian ini peneliti merencanakan jadwal 

penelitian ini pada semester IV tahun ajaran 2020/2021 dalam jadwal 

mata kuliah program doktor pascasarjana Instutut PTIQ Jakarta dan akan 

berakhir pada semester VI dalam program studi ini. Adapun rincian 

rencana penelitian sebagai berikut: 

Bulan Perencanaan Kegiatan 

                                                 
35

 Metode analisis deskriptif adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau 

menjelaskan sesuatu hal apa adanya. 
36

 Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir, ... hal. 

70. 
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Mei 2020 Tahap persiapan dan pengajuan judul dan proposal 

disertasi 

Agustus 2020 Tahap pengumpulan literatur penelitian dan 

penulisan proposal disertasi 

September 2020 Ujian proposal disertasi dan penentuan promotor 

Oktober 2020 Tahap pembuatan instrumen penelitian 

November 2020 – 

Mei  2021 

Pelaksaan penelitian dan penyelesaian bab I sampai 

bab III 

Juni 2021 Ujian progres I 

Juli - Agustus 

2021 

Penyelesaian bab IV sampai bab V 

September  2021 Ujian progres II 

Oktober – 

November 2021 

Revisi tahap akhir untuk persiapan sidang tertutup 

Desember 2021 Sidang tertutup 

  

K. Sistematika Penulisan 

Sistematikan penulisan dari penelitian ini sebagai berikut: 

Bab satu menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain latar 

belakang, bab satu juga menjelaskan beberapa poin berikut yaitu 

indentifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, 

metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab dua mengkaji sketsa epistemologi tafsir mukhtasar yang 

mencangkup pembahasan tentang diskursus epistemologi tafsir yang 

mencangkup beberapa poin pembahasan yaitu definisi epistemologi tafsir 

dan ruang lingkup epistemologi tafsir. Konsep tasfsir mukhtasar yang 

mencangkup pembahasan tentang hakikat tafsir mukhtasar dari definisi, 

sinonimitas tafsir mukhtasar, sejarah perkembangan tafsir mukhtasar, 

sumber tafsir mukhtasar, metode tafsir mukhtasar, sistematika dan 

validitas tafsir mukhtasar. Pada bab ini juga dibahas tentang asumsi 

paradigma tafsir mukhtasar yang mencangkup pembahasan tentang 



22 

 

 
  

beberapa asumsi tafsir mukhtasar diantaranya;  memudahkan dalam 

memahami kandungan Al-Qur`an, bahasa yang jelas, ringkas dan mudah 

dipahami, efektifitas tafsir yang dilihat dari kegunaan dan manfaat tafsir, 

solusi dari penafsiran yang spekulatif dan dari riwayat israiliyat serta 

riwayat yang tidak tsiqah. 

Bab tiga membahas tentang  profil tafsir mukhtasar ‗Umdat at-

Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dan yang mencangkup beberapa 

pembahasan tentang profil ‗Umdat at-Tafsîr yang mencangkup 

pembahasan berikut; biografi penulis tafsir ‗Umdat at-Tafsîr, profil kitab, 

keistimewaan tafsir ‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dan latar 

belakang penulisan tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr. 

Selanjutnya membahas tentang profil al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân 

al-Karîm yang mencangkup pembahasan berikut; biografi penulis tafsir 

al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm, profil kitab, keistimewaan 

dan latar belakang penulisan tafsir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-

Karîm. Selanjutnya pada bab ini juga dijelaskan tentang posisi pemikiran 

mukhtashir. 

Bab empat merupakan bab pembahasan yang menjadi inti dari 

temuan penelitian. Pada bab IV ini akan dibahas tentang komparasi 

epistemologi tafsir mukhtasar ‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr 

dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm yang mencangkup 

pembahasan komparasi metodologi ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm yang 

mencangkup pembahasan tentang aspek personalitas mufasir dan aspek 

tafsir yang mengkaji sumber penafsiran, metode penafsiran ‗Umdat at-

Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr  dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-

Karîm, corak penafsiran dan sistematika penulisan serta validitas 

penafsiran  ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dan al-Mukhtashar 

fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm. Komparasi konten penafsiran ‗Umdat at-

Tafsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm yang dianalisa 

dari beberapa tema penafsiran berikut; akidah, fiqh, tadabbur dan tema 

kontemporer. Komparasi paradigma penafsiran ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-

Hâfizh Ibn Katsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm. 

Bab lima merupakan penutup yang mencangkup kesimpulan dari 

penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah 

dikemukakan serta implikasi hasil penelitian. 
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BAB II 

SKETSA EPISTEMOLOGI TAFSIR MUKHTASAR 

A. Diskursus Epistemologi Tafsir 

Dirkursus epistemologi tafsir ini mencangkup dua pembahasan 

utama; definisi epistemologi tafsir dan ruanglingkup epistemologi tafsir 

yang mencangkup pembahasan teori tafsir, sumber tafsir, metode tafsir 

dan validitas tafsir.  

1.  Definisi Epistemologi Tafsir 

Epistemologi tafsir terdiri dari dua kata; epistemologi dan tafsir. 

Pranarka menyebutkan dalam bukunya epistemologi dasar, kata 

epistemologi berasal dari bahasa Yunani dari kata epistem yang berarti 

pengetahuan dan logos yang berarti perkataan, pikiran dan ilmu. Kata 

Episteme dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai yang 

memiliki arti mendudukkan, menempatkan, atau meletakkan. Makna 

secara bahasa episteme berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual 

untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan yang tepat. 

 Selain kata episteme untuk kata pengetahuan dalam bahasa 

Yunani juga dipakai kata genosis, maka istilah epistemologi dalam 
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sejarah pernah juga disebut genosiologi. Sebagai kajian filosofis yang 

membuat tela‘ah kritis dan analitis tentang dasar-dasar teoritis 

pengetahuan, epistemologi kadang juga disebut teori pengetahuan.
1
 

Epistemologi secara khusus menggeluti pertanyaan-pertanyaan 

yang bersifat menyeluruh dan mendasar tentang pengetahuan.
2
 Tujuan 

dari epistemologi adalah untuk mengkaji dan mencoba menemukan 

ciri-ciri hakiki dari pengetahuan manusia. Bagaimana pengetahuan itu 

pada dasarnya diperoleh dan diuji kebenarannya?
3
  

Epistemologi ini mempunyai tiga keterkaitan yaitu filsafat 

sebagai ilmu yang berusaha untuk mencari hakekat dan kebenaran pada 

pengetahuan, sebagai metode yang bertujuan untuk mengantarkan 

manusia agar memperoleh pengetahuan, sebagai suatu sistem yang 

bertujuan untuk memperoleh realitas pada kenenaran pengetahuan.
4
 

Term epistemologi pertama kali dipopulerkan oleh J.F. Ferrier 

(w.1854 M) yang membedakan dua cabang filsafat epistemologi dan 

ontologi. Epistemologi didefinisikan sebagai cara atau metode untuk 

mencari pengetahuan sedangkan ontologi merupakan kajian terhadap 

hakikat pengetahuan itu sendiri.
5
 Gambaran lebih spesifik, epistemologi 

menelusuri terhadap sumber, struktur, metode dan validitas 

pengetahuan (the branch of philosophy wich investigates the origin, 

structure, methods and validity of knowledge),
6
 Hal inilah yang 

kemudian menjadi pokok-pokok kajian dalam epistemologi. 

Masalah pokok epistemologi menyangkut kepercayaan (belief), 

pemahaman (understanding), alasan (reason), pertimbangan 

(judgement), sensasi rasa (sensation), imajinasi (imagination), 

pengandaian (supposing), penerimaan (guesting), pembelajaran 

(learning) and pengabaian (forgeting),
7
 sebab epistemologi berusaha 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kepada proses. Lebih 

sederhananya tentang bagaimana atau diistilahkan dengan metodologi. 

Wilayah epistemologi menempati posisi yang sangat strategis 

karena menyangkut mengetahui bagaimana memperoleh pengetahuan 

                                                 
1
A.M.W Pranarka, Epistemologi Dasar: Suatu Pengantar, Jakarta: CSIS, 1987, hal.  

3-5. 
2
 J. Sudarminta, Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan, Yogyakarta: 

Penerbit PT. Kanisius, 2002, hal. 18. 
3
 J. Sudarminta, Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan, ..., hal.18. 

4
 Izza Afkarina, ―Epistemologi Perspektif Islam‖, dalam 

https://www.kompasiana.com/izzaafkarinafillah/, diakses 4 Desember 2021. 
5
 Ahmad Tafsir, Pengantar Filsafat Umum: Dari Thales Sampei Nietzhea, 

Bandung: Rosdakarya, 2006, hal. 39.   
6
 A.M.W Pranarka, Epistemologi Dasar: Suatu Pengantar, ... hal. 3   

7
 Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan: Eksistensi dan Hakikat Ilmu 

Pengetahuan, Yogyakarta: Ruzz Media, 2004, hal. 117.   
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yang sebenarnya. Mengetahui bagaimana memperoleh pengetahuan 

dengan benar sangat erat kaitannya dengan hasil, bentuk pengetahuan. 

Kedepannya, pengalaman menentukan epistemologi akan sangat 

mempengaruhi warna dan jenis pengetahuan yang dihasilkan. 

Dalam kajian epistemologi, tidak akan terlepas dari pandangan 

Islam dan Barat. Epistemologi dalam perspektif barat dikenal dengan 

tiga aliran yaitu aliran empirisme yaitu berdasarkan pada alam, yang 

sesuai dengan penyelidikan ilmiah secara empiris. Kedua, aliran 

rasionalisme yaitu aliran ini menganggap aliran empirisme lemah 

karena alat indera mempunyai kemampuan yang terbatas. Ketiga, aliran 

positivisme menganggap bahwa penginderaan itu harus 

dipertimbangkan oleh akal, sehingga akan terbentuk suatu 

pengetahuan. Epistemologi dalam prespektif barat tersebut sudah jelas 

bahwa pengetahuan itu berpusat pada dua hal, yaitu indera dan rasio 

atau akal. Dalam hal ini sudah menunjukkan bahwa pusat dari 

epistemologi yaitu dari manusia itu sendiri.
8
 

Berbeda halnya dengan Islam, epistemologi tidaklah berpusat 

pada manusia, melainkan berpusat kepada Allah, dalam artian Allah 

adalah sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. 

Namun, bukan berarti kedudukan manusia tidak penting, melainkan 

manusia yaitu sebagai pelaku pencari pengetahuan dengan 

menggunakan indera, rasio dan akal mereka. 

Kata epistemologi dalam Islam sering digunakan dari nazhariyah 

al-ma'rifah
9
 yang dapat diterjemahkan dengan teori pengetahuan. 

Epistemologi Islam mengkaji pengetahuan dari perspektif Islam, karena 

metodologinya telah terbukti keabsahannya. Dalam sejarah 

perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebenarannya dapat diperoleh 

dari perspektif Islam atau usulan (epistemologi).
10

 

Epistemologi Islam telah dibahas dalam berbagai kajian yang 

berkaitan dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ilmu, 

pengetahuan, pemahaman, proporsi, logika dan bentuk pemikiran, serta 

dalam berbagai hal yang berkaitan dengan ego dan jiwa manusia.
11

 

Sedangkan Ilmu dalam perspektif Islam secara epistemologis adalah 

Ilmu Allah yang mencakup segala yang diciptakannya, dan ilmu yang 

                                                 
8
 Izza Afkarina, ―Epistemologi Perspektif Islam‖, dalam 

https://www.kompasiana.com/izzaafkarinafillah/, diakses 4 Desember 2021. 
9
 Mahmud Zaidan, Nazhariyat al-Ma‘rifah ‗Inda al-Mufakkir al-Islâmiy wa 

Falâsifah al-Gharbiy al-Ma‘âshirîn, Saudi Arabia: Maktabah al-Muntabiy, 2012, hal. 7. 
10

 Hikmah et.al., ―Epistemologi Ilmu dalam Perspektif Islam,‖ dalam Jurnal 

Akademia Vol. 15 No. 2 Tahun 2021, hal. 31. 
11

 Miska Muhammmad Amin, Epistemologi Islam; Pengantar Filsafat Pengetahuan 

Islam, Jakarta: UI Press, 2006, hal. 11-12. 
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diperoleh (dianugerahkan kepada) manusia guna mengetahui hakekat 

dirinya.
12

 

Dalam Islam kebenaran tidak terbatas pada empirisme, seperti 

yang diasumsikan oleh positivisme, yang mengandalkan kekuatan 

mental. Manusia adalah makhluk yang tidak hanya emosional, tetapi 

juga memiliki akal, hati nurani, dan keyakinan. Kekuatan spiritual yang 

besar tersimpan dalam iman dan hati nurani. Selain wahyu, kekuatan 

spiritual seperti intuisi juga telah ditekan oleh keilmuan Barat. Di 

kalangan pemikir Islam, intuisi menempati posisi terbaik sebagai 

pendekatan perolehan ilmu, dan intuisi diperoleh dengan berdoa kepada 

Allah. Intuisi digunakan untuk menyempurnakan proses berpikir di 

awal suatu masalah ilmiah. Artinya, para pemikir Islam terus 

menggunakan akal dan nalarnya untuk berpikir tentang masalah 

pengetahuan, sehingga mereka memiliki pendekatan intuisi.
13

 

Berdasarkan cara pandang epistemologi Islam yang demikian, 

maka terdapat tiga model berpikir yang umum dipakai dalam kajian 

Islam, yaitu: epistemologi bayâniy dalam bahasa Arab berarti 

penjelasan (explanation).
14

 Epistemologi bayâniy adalah model 

metodologis pemikiran berbasis teks yang juga menggunakan 

kemungkinan akal untuk memahami dan menemukan kebenaran dari 

referensi utama, teks (Nash). Upaya ini disebut qiyâs (analog) dan 

istinbâth (pengambilan keputusan).
15

  

Bayâniy adalah metode menggunakan teks untuk memperoleh 

pengetahuan. Metode ini sangat bergantung pada mencari kebenaran 

dalam teks. Tidak peduli fenomena terjadi dalam realitas, dunia akan 

mencari panduannya dalam teks. Dalam konteks pemikiran Islam, 

metode bayâniy adalah metode tafsir atau takwil yang digunakan oleh 

para mufasir untuk menggali ilmu Al-Qur'an dan Hadis.
16

 Model 

berpikir ini juga sudah lama digunakan oleh para fuqahâ', ushûlliyîn, 

mutakallimîn. Mereka berpendapat bahwa bayâniy merupakan 

                                                 
12

 N Najmudin dan Said, ―Epistemologi Dikotomi Ilmu,‖ dalam Jurnal Jawara 

Pendidikan Karakter, Vol. 6 No. 1 Tahun 2019, hal. 15. 
13

 Mujamil Qomar, Epistemologi Pendidikan Islam; Dari Metode Rasional Hingga 

Metode Kritik, Jakarta: Erlangga, 2005, hal. 124. 
14

 Muhammad Muslih, Filsafat Ilmu: Kajian Atas Asumsi Dasar Paradigma Dan 

Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, Yogyakarta: Belukar, 2006, hal. 165. 
15

 Muhammad Muslih, Filsafat Ilmu: Kajian Atas Asumsi Dasar Paradigma Dan 

Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, …, hal. 167-168. 
16 Al Rasyidin, et.al., Filsafat Ilmu dalam Tradisi Islam, Medan: Perdana 

Publishing, 2015, hal. 93 
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pendekatan untuk memahami atau menganalisa teks agar mendapatkan 

atau menemukan makna yang terkandung dalam hal tersebut. 
17

 

Selanjutnya adalah epistemologi burhâniy. Dalam bahasa Arab 

al-burhân berarti argumen yang jelas dan terang (al-hujjah), dan dalam 

bahasa Inggris berarti bukti (tanda tangan, keterangan, penjelasan). 
18

 

Epistemologi burhâniy mencakup dua metode yaitu deduksi dan 

induksi. Metode penalaran dimulai dari yang umum ke yang khusus. 

Pengurai alatnya adalah akal manusia, dan pengetahuan yang diperoleh 

bersifat universal, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak 

menciptakan pengetahuan baru. Induksi bekerja dari ke khusus ke 

umum. Alat yang digunakan dalam berhubungan adalah indera 

manusia, telinga, mata, mulut, hidung dan tangan. Investigasi dilakukan 

dan kemudian indra digunakan untuk mencari dan menemukan 

kebenaran berdasarkan fakta dan data dari tempat kejadian.
19

 

Epistemologi ketiga adalah epistemologi ‗irfâniy. Epistemologi 

‗irfâniy yang berasal dari kata ‗irfân, bentuk dasar (mashdar) dari kata 

‗arafa, yang memiliki arti yang sama dengan pengetahuan (ma'rifah). 

Dalam bahasa Arab, al-‗irfân berbeda dengan kata al-'ilm. Al-'ilm 

menunjukkan perolehan objek pengetahuan dengan transformasi (naql) 

atau rasionalitas ('aql), dan ‗irfân atau ma'rifat berhubungan 

pengalaman atau pengetahuan langsung dengan objek pengetahuan.
20

 

Paradigma intuisi menurut Hasan Hanafi terdiri dari dua aspek, 

yakni pengalaman spiritual mentah dan aspek analisis yang dilakukan 

oleh kerja akal. Dengan demikian, model intuitif merupakan akumulasi 

dari model emosional (pikiran) dan persepsi (burhâniy). Model intuisi 

akhirnya diselesaikan dengan pembuktian yang masuk akal.
21

 

Epistemologi ‗irfâniy bekerja dengan kesatuan. Hal ini seperti 

dikatakan al-Jabiriy menyatakan bahwa pemikiran ‗irfâniy (tasawuf 

dalam referensi Islam) menginginkan kesatuan antara agama dan ilmu 

pengetahuan, atau sebaliknya.
22

 

                                                 
17 Izza Afkarina, ―Epistemologi Perspektif Islam‖, dalam 
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Beradasarkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya 

disimpulkan bahwa problem epistemologi dalam Islam sesungguhnya 

bukan hanya terdapat pada filsafat, melainkan juga seluruh disiplin 

keilmuan Islam, termasuk didalamnya Ilmu Tafsir yang merupakan 

pondasi ilmu utama yang berkaitan dengan Al-Qur`an sebagai 

kalâmullâh sumber utama kebenaran. 

Adapun definisi kata tafsir secara bahasa adalah al-idhâh  dan at-

tabyîn. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Furqan/25:33 berikut: 

ِٓٓوَلََّٓ ٓجِئۡنََٰمَٓة رَوٍٓإلََِّّ ٍَ ِ حُُٔمََٓة
ۡ
ٓتَفۡصِيًرآٓلَۡۡقِّٓٱيأَ ََ خۡصَ

َ
  ٢٭وَأ

Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu 

yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar 

dan yang paling baik penjelasannya. (al-Furqan/25:33). 

Kata ―tafsîrâ‖ dalam ayat diartikan dengan bayân (penjelasan) 

dan tafshîlan (perincian). Asli kata tafsir terambil dari kata al-fasru  

yang berarti al-ibânah dan al-kasyf.
23

 Al-Jurjaniy (w.816 H) 

mendefinisikan tafsir secara bahasa dengan al-kasyfu (menyingkap) dan 

al-izhhâr (menjelaskan). Adapun menurut syara‘ (syari‘at) adalah: 

توضيح معتٌ الآية، كشأنها، كقصتها، كالسبب الذم نزلت فيو  بلفظ يدؿ عليو “  
   ِْ”دلالةن ظاىرة

Menjelaskan makna ayat dan apa saja yang berkaitan dengannya, 

kisah-kisahnya, sebab turunnya dengan ungkapan yang mengarah 

pada maksud ayat secara jelas. 

Muhammad Husein adz-Dzahabiy (w.1977M)  mendefinisikan 

tafsir sebagai ―usaha dalam menjelaskan atau menerangkan makna-

makna yang terkandung di dalam teks-teks Al-Qur`an sesuai dengan 

kemampuan manusia.‖
25

 Adapun az-Zarkasyiy (w.794 H) 

mendefinisikan tafsir dalam al-Burhân sebagai berikut: 

للَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى التػَّفٍسًتَي عًلٍمه يػيعٍرىؼي بًوً فػىهٍمي كًتىابً اللَّوً الٍمينػىزَّؿً عىلىى نىبًيّْوً ت٤يىمَّدو صىلَّى ا ―
ادي ذىلًكى مًنٍ عًلٍمً اللُّغىةً كىالنَّحٍوً  مًوً كىاسٍتًمٍدى كىبػىيىافي مىعىانيًوً كىاسٍتًخٍرىاجي أىحٍكىامًوً كىحًكى
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عٍرفًىةً أىسٍبىابً النػُّزيكؿً  كىالنَّاسًخً  كىالتَّصٍريًفً كىعًلٍمً الٍبػىيىافً كىأيصيوؿً الٍفًقٍوً كىالٍقًرىاءىاتً كىيَىٍتىاجي لًمى
  ِٔ”كىالٍمىنٍسيوخ

―Tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitâbullah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad  SAW untuk menjelaskan 

kandungan maknanya, memahami hukum-hukum dan hikmah yang 

terkansung di dalamnya darinya perangkat ilmu lughah, nahwu, 

sharaf, ilmu bayân, ushûl al-fiqh,qirâ`ât,asbâb an-nuzûl dan nâsikh wa 

mansûkh.‖ 

 Khalid Ustman as-Sabt dalam kitab Qawâ‘id at-Tafsîr secara 

singkat mendefinisikan ilmu tafsir : ―‘ilmu yubhatsu fîhi ‗an ahwâlil 

Qur`an al-‗azhîm min haitsu dilâlatihi ‗ala murâdillahi biqadri at-

thâqah al basyariyah. (Ilmu yang membahas tentang petunjuk-petunjuk 

Al-Qur`an dalam memahami maksud yang ingin disampaikan Allah 

padanya sesuai dengan kemampuan manusia).
27

 Definisi ini 

mengandung dua unsur penting. Pertama, tafsir dipahami dalam 

konteks sebagai fungsi dalam memahami isi, pesan, dan kandungan Al-

Qur`an sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT; kedua, tafsir 

yang dipahami sebagai metode pemahamaan sesuai pada kadar 

kemampuan  manusia.  

Abdul Mustaqim memetakannya menjadi dua pengertian, yakni 

tafsir sebagai produk dan tafsir sebagai proses. Tafsir sebagai produk 

(interpretation as product) adalah tafsir yag merupakan hasil dialektika 

seorang mufassr dengan teks dan konteks yang melingkupinya, yang 

kemudian ditulis dalam kitab-kitab tafsir, baik secara lengkap 30 juz 

maupun sebagiannya saja dari ayat Al-Qur`an. Sementara tafsir sebagai 

proses  (interpretation as proses) adalah aktivitas berpikir yang terus 
menerus dilakukan untuk mendialogkan teks Al-Qur`an dengan realita 

yang berkembang.
28

 

Dari beberapa pengertian ini dipahami  bahwa tafsir adalah cara 

manusia untuk memahami Al-Qur`an dengan menggunakan perangkat, 

metode, atau pendekatan untuk memperjelas suatu makna yang 

terkandung di dalam Al-Qur`an baik dalam bentuk produk kitab yang 

siap untuk dibaca maupun masih dalam bentuk proses aktivitas berpikir 

yang dikembangkan. Dengan cara pandang yang demikian, dari sisi 

produk, tafsir merupakan hasil ijtihâd (pikiran) manusia dalam 
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mengkonstruksi dan memahami kehendak Allah SWT sebagai sumber 

kebenaran melalui teks Al-Qur`an dan melalui pemahaman Rasul-Nya 

sebagai manusia yang diutus Allah untuk menyampaikan pesan 

tersebut. 

Jika dihubungkan kata epistemologi dengan tafsir, maka 

epistemologi tafsir merupakan suatu disiplin ilmu yang menela‘ah 

secara kritis dan analisis mengenai dasar-dasar teori pengetahuan tafsir 

yaitu tata cara, teknik, atau prosedur dalam menghasilkan karya tafsir. 

Atau ilmu tentang metode menafsirkan Al-Qur`an. 

Berdasarkan pada pengertian epistemology tafsir tersebut 

disimpulkan bahwa pembahasan epistemologi tafsir meliputi beberapa 

poin berikut yaitu: 1) sumber-sumber yang digunakan dalam menulis 

tafsir, 2) metode yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur`an, 3) 

validitas penafsiran yang dilakukan oleh mufasir.  

Kajian epistemologi tafsir yang dimaksud tentunya harus sesuai 

dengan karakteristik keilmuan dalam Islam. Tidak bisa dipungkiri 

bahwa Islam pernah menjadi kiblat ilmu Timur maupun Barat tentunya 

mempunyai standarisasi dalam pembatasan suatu teori sebagaimana 

telah dijelaskan sebelumnya. 

Epistemologi tafsir, juga dapat disimpulkan sebagai disiplin ilmu 

yang menela‘ah secara kritis dan analisis mengenai dasar-dasar atau 

teori, sumber, metode, dan validitas suatu keilmuan (tafsir) yang 

berfungsi memahami kandungan Al-Qur`an sebagaimana yang 

diinginkan oleh Allah SWT yang dihasilkan melalui kemampuan 

manusia yang terbatas dan terus berkembang. 

Meskipun epistemologi tafsir cukup beragam dan akan terus 

berkembang, namun keyakinan umat Islam terhadap Al-Qur`an tidak 

boleh berubah karena Al-Qur`an adalah sumber utama kebenaran bagi 

umat Islam. Al-Qur`an adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad secara mutawâtir.  Artinya sesuatu yang wajib untuk 

diilmui seluruh rangkaian isinya yang diriwayatkan oleh banyak orang 

dan tidak mungkin berdusta.
29

Ia diturunkan sebagai petunjuk dan 

memberi kemaslahatan bagi masyarakat pada zamannya, sekarang 

hingga akhir zaman. Al-Qur`an berhadapan dengan seluruh generasi. 

Perintah dan larangannya menjadi landasan hukum bagi semua pihak 

yang ingin selamat di dunia dan akhirat.
30
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2. Ruang Lingkup Epistemologi Tafsir 

    Berdasarkan pada definisi epistemologi tafsir yang disimpulkan 

sebelumnya, dipahami bahwa ruang lingkup kajian epistemologi tafsir 

ini membahasa metodologi suatu penafsiran yang mencangkup teori, 

sumber, metode dan validitasnya dalam menginterpretasi kandungan 

Al-Qur`an.  

a. Teori Tafsir 

Secara fungsional, kedudukan tafsir dapat dipahami sebagai 

kunci representatif untuk membuka tabir rahasia makna Al-Qur`an. 

Kedudukannya dalam sistem ajaran Islam berfungsi sebagai media 

untuk menggapai tujuan yang dikehendaki dalam memahami makna 

Al-Qur`an. Pemahaman ini dijadikan sebagai pegangan yang kokoh 

untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki sehingga, kompetensi 

apapun yang berorientasi pada hal-hal duniawi maupun ukhrâwiy 

secara langsung bergantung pada pemahaman terhadap makna yang 

terkandung dalam kalâmullâh sebagai sumber utama pedoman 

dalam kehidupan. Demikianlah pentingnya tafsir dengan 

kepentingan praktis-religius maupun pragmatis. 

 Menurut Muhammad Ali ash-Shabuniy (w.1442 H), tafsir 

merupakan kunci untuk membuka gudang simpanan yang terhimpun 

dalam Al-Qur`an. Tanpa tafsir orang tidak akan dapat membuka 

gudang simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata 

yang ada di dalamnya.
31

 Itulah sebabnya tafsir menjadi kebutuhan 

yang begitu penting. Karena tanpa tafsir tentu tidak akan diperoleh 

pemahaman yang tepat terhadap berbagai ayat Al-Qur`an.
32

 

Imam as-Sayuthiy (w.911 H) juga mengungkapkan bahwa 

tafsir adalah ilmu syariat yang paling agung dan paling tinggi 

kedudukannya. Tafsir merupakan ilmu yang paling mulia dari sisi 

objek pembahasan dan tujuan, serta dibutuhkan. Objek pembahasan 

tafsir adalah kalâmullâh yang merupakan sumber segala hikmah dan 

tambang segala keutamaan. Tujuan utamanya untuk dapat berpegang 

pada tali yang kokoh dan mencapai kebahagiaan hakiki. Sedangkan 

kebutuhan terhadapnya sangat mendesak karena segala 

kesempurnaan agamawi dan duniawi haruslah sejalan dengan 
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syara‘, sedang kesejalanan ini sangat bergantung pada pengetahuan 

tentang kitab Allah.
33

 

Langkah dalam menafsirkan Al-Qur`an adalah memahami 

secara komprehensif prinsip-prinsip dasar penafsiran Al-Qur‘an. 

Prinsip-prinsip ini peneliti simpulkan dari pandangan para ulama 

yaitu: (1) aspek metodologis (prosedur),
34

 (2) ilmu-ilmu yang 

diperlukan,
35

 (3) kriteria /kualifikasi personalitas,
36

 dan (4) etika. 

Pertama, aspek metodologis (prosedur): 1) Menafsirkan, lebih 

dulu, Al-Qur`an dengan Al-Qur`an. 2) Mencari penafsiran dari as-

sunnah. 3) Meninjau pendapat para sahabat. 4) Memeriksa pendapat 

tabi‘in.
37

  

Kedua, ilmu-ilmu yang diperlukan: (1) bahasa, (2) nahwu, (3) 

tashrîf, (4) ishtiqâq, (5) ma‘âniy, (6) bayân, (7) badî‗, (8) qirâ‘ah, 

(9) ushûl ad-dîn, (10) ushûl al-fiqh, (11) asbâb an-nuzûl, (12) 

nâsikh-mansûkh, (13) fiqh, (14) hadis-hadis tentang penafsiran lafaz 

mujmal dan mubham, dan (15) mauhibah.
38

 

 Ketiga, kriteria/kualifikasi personalitas seorang mufasir 

disyaratkan memenuhi kriteria: (1) berakidah yang benar, (2) bersih 

dari hawa nafsu, (3) berpengetahuan bahasa Arab, dengan segala 

cabangnya, (4) berpengetahuan bahasa, (5) berpengetahuan pokok-

pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur`an, (6) berkemampuan 

pemahaman yang cermat.
39

  

  Keempat, etika. (1) Berniat baik dan bertujuan benar, (2) 

berakhlak baik, (3) taat dan beramal, (4) berlaku jujur dan teliti 

dalam penukilan, (5) tawadhdhu‘, (6) berjiwa mulia, (7) gigih dalam 

menyampaikan kebenaran, (8) berpenampilan baik, (9) bersikap 

tenang dan mantap, (10) mendahulukan orang lain yang lebih utama 

dari pada dirinya, (11) mempersiapkan dan menempuh langkah-

langkah penafsiran secara baik.
40

  

Khusus aspek ketiga dan keempat, pemisahan antara keduanya 

didasarkan pada alasan substantif-tipikal masing-masing. Aspek 

kualifikasi personal merupakan segi statis yang bercirikan 

                                                 
33

 Jalaluddin as-Sayuthiy, al-Itqân fî ‗Ulûm Al-Qur`ân, Cairo: Maktabah at-

Taufiqiyah, Juz 4, 2007, hal. 161. 
34 Jalaluddin as-Sayuthiy, al-Itqân fî ‗Ulûm Al-Qur`ân,..., hal. 162. 
35 Muhammad Sayyid Ali al-Hasaniy, Zubdat al-Itqân fî ‗Ulûm Al-Qur`ân, Madinah 

al-Munawwarah: t.p, 1401, hal. 170-172. 
36 Manna‘ al-Qaththan, Mabâhits fî ‗Ulûm Al-Qur`ân, ..., hal.  329-330 
37

 Jalaluddin as-Sayuthiy, al-Itqân fî ‗Ulûm Al-Qur`ân,..., hal. 162. 
38

 Muhammad Sayyid Ali al-Hasaniy, Zubdat al-Itqân fî ‗Ulûm Al-Qur`ân, ... hal. 

170-172 
39

 Manna‘ al-Qaththan, Mabâhits fî ‗Ulûm Al-Qur`ân, ..., hal.  329-330 
40

 Manna‘ al-Qaththan, Mabâhits fî ‗Ulûm Al-Qur`ân, ...., hal. 331-332  



33 

 

 
 

kepribadian (individualisasi) mufasir. Sementara aspek etika 

merupakan segi dinamis dalam interaksi personalitas mufasir dengan 

pihak di luarnya. Apabila keempat aspek tersebut disimplifikasikan, 

maka aspek pertama dan kedua dapat disatukan kedalam aspek tafsir 

(metodologis), sedangkan aspek ketiga dan keempat ke dalam aspek 

mufasir. 

Berbeda halnya dengan pandangan Khalid ‗Abd ar-Rahman al-

‗Ak, ada lima belas syarat bagi mufasir, yang justru lebih 

mencerminkan kemampuan ilmu-ilmu yang diperlukan bagi mufasir, 

bukan kualifikasi personalitas.
41

 Ini lebih dekat pada komposisi 

keilmuan yang ditawarkan oleh al-Hasaniy pada poin keempat.  

Khalid ‗Abd ar-Rahman al-‗Ak menyebutkan 15 kriteria yang 

menjadi syarat dalam menafsirkan Al-Qur`an dan 6 adab-adab yang 

harus dimiliki seorang mufasir. Diantara syarat-syarat untuk menjadi 

seorang mufasir adalah 1) memahami hadis syarîf  baik riwâyah 

maupun dirâyah. 2) Memahami bahasa Arab. 3) Memahami nahw. 

4) Memahami sharf. 5) Memahami isytiqâq. 6) 7) 8) Memahami 

ilmu balâghah dengan tiga pembagiannya; al-ma‘âniy, al-bayân dan 

al-Badî‘. 9)  Memahami ilmu qirâ`ât. 10) Memahami ilmu ushûl ad-

dîn. 11) Memahami ushûl al-fiqh. 12) Memahami asbâb an-nuzûl. 

13) Memahami kisah-kisah dalam Al-Qur`an. 14) Memahami nâsikh 

wa mansûkh. 15) Mengamalkan apa yang diilmui.
42

 

Selanjutnya, adab-adab yang harus disifati oleh seseorang 

untuk menjadi mufasir adalah sebagai berikut: 1) memahami 

hukum-hukum syari‘at baik masalah ibadah dan mu‘amalah serta 

sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hukum-hukum tersebut. 2) 

Menghafal ungkapan-ungkapan para salaf dan khalaf. 3) Cermat, 

cerdas dan kuat daya ingatnya. 4) Memahami rahasia-rahasia 

keikhlasan, konsep tawakkal dan berserah diri, membedakan mana 

yang ilham dan mana waswasah, mana amalan yang baik dan faktor 

yang merusaknya, hal-hal yang melalaikan dalam kehidupan dunia, 

serta mengetahui hal-hal yang akan menjadi cela terhadap dirinya 

dan upaya-upaya untuk menjaganya. 5) Berserah diri kepada Allah 

dalam segala urusannya. 6) Zuhud terhadap dunia dan cinta 

akhirat.
43
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b. Sumber Penafsiran 

Tafsir merupakan bagian dari pengetahuan dan ilmu yang 

sangat mulia dalam Islam. Dalam teori epistemologi sumber 

pengetahuan membahas tentang asal mula untuk mendapatkan 

pengetahuan yang didapatkan manusia melalui rasa ingin 

tahunya. Bisa dimaknai juga dengan faktor yang melatar belakangi 

lahirnya ilmu pengetahuan. Dari mana atau dengan cara bagaimana 

manusia memperoleh ilmu pengetahuan itu. Jika dikaitkan dengan 

tafsir, maka kaitannya adalah sumber pengambilan tafsir Al-Qur`an. 

Musa‘id ath-Thayyar, mendefinisikan sumber penafsiran 

sebagai rujukan pertama seorang mufasir dalam menafsirkan Al-

Qur`an.
44

 Sementara Ibnu Taimiyah (w.728 H) mengistilahkan 

dengan ―thuruq at-tafsîr‖. Sebagaimana diungkapkan oleh ath-

Thayyar dalam men-syarah kitab Muqaddimah fî Ushûl at-Tafsîr 

karya Ibnu Taimiyah. Menurutnya yang dimaksud oleh Ibnu 

Taimiyah  dengan thuruq tafsîr adalah mashâdir at-tafsîr yang 

menjadi referensi bagi mufasir dalam menafsirkan kalâmullah. Ibnu 

Taimiyah  menyebutkan poin-poin thuruq at-tafsîr itu adalah Al-

Qur`an, sunnah, aqwâl dari sahabat dan tabi‘in, riwayat Bani Israil, 

lughah. Poin tersebut merupakan bagian dari mashâdir tafsir yang 

istilahnya digunakan oleh kebanyakan para mufasirîn.
45

 Adapun 

Badruddin az-Zarkasyiy mengistilahkan dengan ―ma`âkhiz at-

Tafsîr‖.
46

 

Menurut Khalid Utsman as-Sabt, sumber tafsir menjadi  hal  

yang  paling  pokok  bagi  para  mufasir untuk  menjelaskan  

kandungan  ayat.  Sumber yang dijadikan  rujukan secara  umum  

tidak  lepas  dari  sumber naqliy  dan ‗aqliy. Naqliy didefinisikan   

sebagai   sumber   yang   berasal   dari   Al-Qur`an,   hadis, pendapat  

sahabat.  Sedangkan ‗aqliy merupakan nalar dan ijtihâd dan 

penggunaan pikiran manusia dalam memahami Al-Qur`an.
47

 

Isitilah yang lebih populer dalam ilmu tafsir untuk sumber 

naqliy dan ‗aqliy adalah tafsir bi al-ma‘tsûr  dan  bi ar-ra‘yi.  Kedua 

istilah ini banyak digunakan  untuk  mengverifikasi  sumber  
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penafsiran. Tafsir bi  al-ma‘tsûr lebih menunjukkan ke naqliy 

sedangkan bi ar-ra‘yiy lebih cenderung ke-‗aqliy.  

Pengklasifikasian    tersebut    tidak    sampai menegasi  satu   

sama lainnya   seperti   produk   penafsiran   yang mengunakan  

sumber  ma‘tsûr  juga  kadang-kadang  memakai ‗aqliy meskipun  

para  mufasir  tetap  memberikan kadar  yang  lebih  terhadap 

sumber naqliyyah dan begitu juga sebaliknya. Para mufasir dalam 

prakteknya lebih cendrung kepada salah satu sumber dan acuan 

suatu penafsiran. Sehingga muncullah pengklasifikasian produk 

tafsir bi al-ma`tsûr dan bi ar-ra`yi yang merupakan implikasi logis 

terhadap pemilihan sumber. 

Selain dua sumber di atas, terdapat lagi sumber penafsiran 

yang menggabungkan antara keduanya yang dinamakan oleh 

mufasir dengan istilah iqtirâniy, sebagaimana diungkapkan oleh 

Ridhwan Nasir bahwa produk penafsiran yang   menggunakan   

kedua   sumber penafsiran sekaligus dinamakan dengan istilah 

iqtirâniy  (yaitu mengabungkan  sumber manqûl dan ma`qûl).
48

 

Ringkasnya, berdasarkan sumber-sumber penafsiran yang 

telah dijelaskan, maka sumber penafsiran dapat dikelompokkan 

kepada dua bagian; sumber tafsir bi al-ma‘tsûr dan sumber tafsir bi 

ar-ra`yi. Sumber tafsir bi al-ma`tsûr adalah Al-Qur`an, as-sunnah 

dan qaul ash-shahâbah yang diriwayatkan oleh mereka secara 

bersambung ke Rasulullah SAW dan para sahabat. Adapun sumber 

tafsir bi ar-ra`yi adalah  ijtihâd mufasir dalam menafsirkan ayat dan 

ijtihâd ini juga  merujuk kepada Al-Qur`an, sunnah,  qaul shahâbah 

dari gagasan  mufasir itu sendiri. 

Secara garis besar sumber-sumber utama penafsiran menurut 

Musaid at-Thayyar adalah Al-Qur`an, sunnah, aqwâl ash-shahâbah, 

aqwâl at-tâbi‘in dan pengikut tabi‘in,  bahasa (lughah), ijtihâd.
49

 

Menurut Ibnu Taimiyah; sumber penafsiran itu ada empat yaitu Al-

Qur`an, as-sunnah, aqwâl ash-shahâbah dan aqwâl at-tâbi‘in dalam 

tafsir.
50

 Adapun menurut Badruddin asy-Syarkasyiy ada empat 

rujukan utama penafsiran yaitu diambil dari riwayat dari Nabi SAW, 

perkataan para sahabat, bahasa, tafsir yang dipahami dari ungkapan 

kalimat dan tafsir yang dipahami dari ketetapan 
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syariat.
51

Berdasarkan penjelasan beberapa ulama di atas, maka 

secara garis besar klasifikasi umum dari sumber-sumber penafsiran 

adalah sebagai berikut: 

1) Al-Qur`an  

Musa‘id ath-Thayyar dalam tulisannya Mashâdir at-Tafsîr, 

menjelaskan: ―Al-Qur`an merupakan firman Allah SWT, maka 

sudah sepantasnya Al-Qur`an dijadikan sebagai sumber utama 

dalam menafsirkan dirinya sendiri. Karena Allah SWT sebagai 

pemilik firman-Nya tentu lebih berhak untuk menjelaskan makna 

dari ungkapan yang disampaikan-Nya dan apabila pemilik kalam 

sudah menjelaskan maksud dari ungkapan-Nya, maka ungkapan 

yang lain tidak dapat mengimbangi makna dari ungkapan pemilik 

kalam tersebut.‖
52

 

Adapun maksud dari tafsir Al-Qur`an dengan Al-Qur`an 

adalah penjelasan suatu ayat yang terdapat dalam ayat lain. 

Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Nabi ketika turunnya QS. Al-

An‘am/6:82, Allah SWT berfirman: 

 

ََٓٱ ِي ٓٓلََّّ ًُ ُٓ َ وْلََٰٓهمَِٓل
ُ
ًٓةظُِيۡمٍٓأ ُٓ َِ ٔٓآْإيِمََٰ ٓييَۡبصُِ ًۡ َ أْٓوَل ُِ ٌَ َُٓٱءَا ٌۡ َ

خَدُونَٓٓلۡۡ ۡٓ ًٓمُّ ُْ   ٨٢وَ
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman 

mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat 

keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat 

petunjuk.‖ (al-An‘am/6:82). 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas‘ud, ketika turun firman Allah 

SWT: kami bertanya: ―Wahai Rasulullah, beritahu kami maksud 

dari ayat ―kenapa mereka menzhalimi diri mereka?‖. Dijawab 

oleh Rasulullah: ―Bukan seperti anggapan kalian, bahwa maksud 

dari kata zhulm pada ayat tersebut  kalian artikan dengan pendapat 

kalian dengan makna ―syirk‖. Tidak pernahkah kalian mendengar 

firman Allah SWT, QS. Lukman/31:13
53

 : 
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ٓلِٓٓوَإِذۡٓ َُ ُّٓٓۦةِِِّۡٓكاَلَٓىلُۡمََٰ ٓيػَِظُ َٔ ُْ ِٓٓۥوَ ٓلََّٓتشُۡۡكِۡٓة َٰتُنَََّ ِۖۡٓٱيَ ٓٓللَّّ كَٓٱإنَِّ ۡ ًٞٓٓلشِّۡ ٓغَظِي ًٌ ىظَُيۡ
54٭
  

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu 

ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar. (Luqman/31:13) 

Rasulullah SAW dalam riwayat ini ingin menjelaskan 

kepada sahabat bahwa menafsirkan Al-Qur`an dengan Al-Qur`an 

adalah makna atau penjelasan ayat tersebut ada pada ayat lain. 

Bukan tafsiran yang didatangkan dari pemahaman sahabat 

terhadap suatu ayat kemudian mendatangkan ayat lain sebagai 

pendukung dari Al-Qur`an yang sesuai dengan tema ayat yang 

ditafsirkan.  

Sebagian besar ayat-ayat Al-Qur`an menjelaskan penafsiran 

terhadap ayat yang lain. Dikalangan para ulama tidak ada 

perbedaan mengenai hal ini, mereka sepakat bahwa ayat Al-

Qur`an yang di turunkan merupakan sumber utama sebagai 

penjelas terhadap ayat lainnya.
55

 Terbukti bahwa tidak sedikit ayat 
Al-Qur`an yang menjadi jelas maksudnya ketika ayat itu dikaitkan 

dengan ayat-ayat lainnya. Penafsiran ayat terhadap ayat yang lain 

tersebut diketahui dari informasi yang disampaikan oleh Nabi 

SAW sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah SWT kepada 

Nabi melalui malaikat Jibril. 

Al-Qur`an sangat banyak menyebutkan ayat-ayat yang 

dijelaskan secara umum di suatu tempat dan dijelaskan secara 

terperinci di tempat lain. Bagian yang masih mubham di suatu 

tempat dijelaskan di tempat lain. Ayat yang masih ‗âm pada suatu 

konteks ditakhshiskan pada konteks lainnya. Diantara ayat-ayat 

Al-Qur`an yang menafsirkan ayat lainnya adalah QS. Al-

Maidah/5:1 ditafsirkan oleh QS. Al-Maidah/5:3.
56

 QS. Al-

Baqarah/2:37 ditafsirkan oleh QS. Al-A‘raf/7:23. QS. Ad-

Dukhan/44:3 ditafsirkan oleh QS. Al-Qadr/97:1-5
57

dan contoh 

lainnya.  
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2) Sunnah 

Sumber penafsiran tafsir bi al-ma`tsûr selain Al-Qur`an 

adalah tafsir Al-Qur`an dengan sunnah. Sunnah yang dimaksud 

adalah sunnah dari Rasulullah SAW, atsar dari shahabat, atsar 

dari tabi‘in. 

a) Sunnah Rasulullah SAW  

Sumber utama selain Al-Qur`an dalam penafsiran adalah 

sunnah dari Nabi, astar dari sahabat dan tabi‘in. Sumber 

penafsiran yang paling utama dalam kategori ini adalah Nabi 

sebagai manusia pilihan yang Allah turunkan Al-Qur`an 

kepadanya sekaligus menjadi perwakilan dari Allah SWT dalam 

menjelaskan kandungan Al-Qur`an. Sebagaimana Firman Allah 

dalam QS. An-Nahl/16:44 berikut: 

ِٓ بُرِٓ ٱوَٓٓلَۡۡيّنََِٰجِٓٱة ٓٓلزُّ ٓإلَِِۡمَ ٓ ُزَلۡۡاَ
َ
ٓٓلَِّّنۡرَٓٱوَأ ًۡ ُٓ ٓوَىَػَيَّ ًۡ ِٓ ٓإلَِِۡ ُٓزُِّلَ ا ٌَ ٓ َِّاسِ ٓليِ َ لُِِبَيِّّ

رُونَٓ   ٤٤حَخَفَهَّ

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami 

turunkan kepadamu Al-Qur`an, agar kamu menerangkan pada 

umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 

supaya mereka memikirkan.  (an-Nahl /16: 44). 

Penafsiran Rasulullah SAW terhadap Al-Qur`an 

diriwayatkan oleh para sahabat dan kemudian dicatat dan 

dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Catatan-catatan tafsir 

Rasulullah itu pun bisa dilihat dari bab hadis dari setiap kitab 

hadis yang dinamai dengan bâb tafsîr Al-Qur‘ân. Interpretasi 

Rasulullah pun tidak terbatas pada aspek qauliyyah saja tetapi 

juga fi‘liyyah dan taqrîriyyah. 

Sunnah Nabi sebagai sumber penafsiran Al-Qur`an adalah 

penjelasan Nabi dalam bentuk perkataan atau perbuatan Nabi 

terhadap makna ayat atau yang dikenal dengan istilah tafsir 

Nabawiy.
58

 Musa‘id Sulaiman at-Thayyar mendefinisikan, tafsir 

Nabawiy adalah setiap ucapan atau perbuatan yang disandarkan 

dan bersumber dari Nabi SAW yang secara jelas dimaksudkan 

sebagai tafsir dari suatu ayat Al-Qur`an. Sedangkan tafsir dengan 

menggunakan sunnah mengandung makna setiap sunnah yang 

bagi mufasir berfaedah atau berguna untuk menafsirkan Al-
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Qur`an.
59

 Sedangkan menurut Khalid al-Batiliy, yang dimaksud 

dengan tafsir Nabawiy adalah apa-apa yang bersumber dari Nabi 

SAW baik berupa ucapan, perbuatan, atau takrîr yang 

menjelaskan makna-makna Al-Qur`an.
60

 

Al-Batiliy mengkritik definisi tafsir Nabawiy yang 

dirumuskan oleh ath-Thayyar: pertama, definisi ath-Thayyar 

memberikan pengecualian terhadap taqrîr Nabawiy, padahal 

taqrîr semacam ini menurut al-Batiliy adalah termasuk bagian 

dari tafsir Nabawiy karena bersumber dari Nabi SAW dan 

berguna untuk menafsirkan sesuatu dari ayat Al-Qur`an. Kedua, 

definisi ath-Thayyar terhadap tafsir Nabawiy dan membatasi 

pengertiannya sebatas segala sesuatu yang datang dari Nabi 

SAW dan berfaedah untuk menafsirkan Al-Qur`an, namun jika 

tidak jelas dimaksudkan Nabi sebagai tafsir maka ia bukan tafsir 

Nabawiy. Menurut al-Batiliy, sepantasnya ini juga dimasukkan 

sebagai bagian dari tafsir Nabawiy  karena bersumber dari Nabi 

SAW dan berfaedah menjelaskan makna Al-Qur`an.
61

    

Dari defenisi di atas dapat dirangkum model tafsir Nabawiy 

terhadap Al-Qur`an dengan ragam berikut: 1) Penjelasan Nabi 

terhadap makna ayat ketika para sahabat bertanya tentang makna 

ayat tersebut untuk ditadabburi. 2) Penjelasan atau jawaban Nabi 

terhadap pertanyaan dari sahabat seputar ayat yang diturunkan. 

3). Penjelasan Nabi terhadap ayat seputar perintah dan larangan 

yang terdapat dalam ayat tersebut.
62

Termasuk ketetapan Nabi 

terhadap suatu permasalahan sebagaimana disampaikan oleh al-

Batiliy. 

Para ahli tafsir merangkum model penafsiran Nabawiy baik 

dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun ketetapan Nabi dalam 

menjelaskan ayat Al-Qur`an sebagai berikut: 
63

 

Pertama, menjelaskan asbâb an-nuzûl. 

Contoh tafsir Nabawiy yang merupakan sebab turun ayat 

terdapat dalam firman Allah pada QS. Al-Baqarah/2:198 berikut: 
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َٰجٖٓٓىَيۡسَٓ ٓغَرَفَ َۡ ِ ٌّ ٓ فغَۡخًُ
َ
ٓأ ٓ ٓفإَذَِا ُۚ ًۡ بّلُِ ٓرَّ َِ ٌّ ٓ ْٓفغَۡلٗا أ ٓحبَۡخَغُ ن

َ
ٓأ َِاحٌ ٓجُ ًۡ غَيَيۡلُ

َٓٱٓذۡنُرُوآْٱفَٓ شۡػَرِٓٱغِِدَٓٓللَّّ ٍَ ۡ َِٓقَتۡيِِّٓذۡنُرُوهُٓٱوَٓٓلَۡۡرَامِٓ ٱٓل ٌّ ٓوَإِنٓنُِخًُٓ ًۡ َٰلُ دَى َْ آ ٍَ ٓۦنَ
ٓ ََ ٍِ َ آىّيَِّٓٱل   ١٩٨ٓلغَّ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (fadhl) dari 

Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ´Arafat, 

berdzikirlah kepada Allah di Masy´arilharam. Dan berdzikirlah 

(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya 

kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar 

termasuk orang-orang yang sesat. (al-Baqarah/2:198). 

Maksud dari kata fadhl dalam ayat bisa jadi bermakna 

dzikir, doa, dan pahala. Namun makna sebenarnya adalah 

berdagang pada waktu haji sebagaimana diriwayatkan Ibnu 

‗Abbas r.a yang mengatakan: ―Dhu` al-Majaz dan ‗Ukaz adalah 

pasar tempat berkumpul manusia pada zaman jahiliyah, tatkala 

Islam datang para sahabat seolah membenci tempat itu, sehingga 

diturunkanlah ayat yang berbunyi ―tidak ada dosa bagimu 

berdagang (mencari keutamaan) dari Tuhanmu pada musim-

musim haji. 

Kedua, penafsiran Nabi SAW dalam menjelaskan makna 

lafazh yang belum diketahui maknanya. 

Sebagai contoh penafsiran Nabi pada tema ini adalah 

surat al-Kautsar dalam hadits berikut: 

: بػىيػٍنىا  ، قىاؿى رىسيوؿي الًله صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّمى ذىاتى يػىوٍوـ بػىتٍُى أىظٍهيرنًىا إًذٍ عىنٍ أىنىسو
 : أىغٍفىى إًغٍفىاءىةن ثُيَّ رىفىعى رىأٍسىوي ميتىبىسّْمنا، فػىقيلٍنىا: مىا أىضٍحىكىكى يىا رىسيوؿى الًله قىاؿى

. فػىقىرىأى: بًسٍمً الًله الرَّتٍٛى « أينٍزلًىتٍ عىلىيَّ آنفًنا سيورىةه » وٍثػىرى نً الرَّحًيمً ِإًنَّا أىعٍطىيػٍنىاؾى الٍكى
: ِفىصىلّْ لًرىبّْكى كىات٨ٍىرٍ. إًفَّ شىانئًىكى ىيوى الٍأىبػٍتػىري{ ]الكوثر:  أىتىدٍريكفى مىا »[ ثُيَّ قىاؿى

؟ وٍثػىري نيًوً رىبيّْ عىزَّ « الٍكى : " فىإًنَّوي نػىهٍره كىعىدى كىجىلَّ، عىلىيٍوً  فػىقيلٍنىا اللهي كىرىسيوليوي أىعٍلىمي، قىاؿى
، فػىييخٍتػىلى ي  دي النُّجيوًـ ثًتَه، ىيوى حىوٍضه تىردًي عىلىيٍوً أيمَّتًي يػىوٍىـ الٍقًيىامىةً، آنيًىتيوي عىدى يػٍره كى خى

ثىتٍ بػىعٍدىؾى  : مىا تىدٍرمً مىا أىحٍدى ، إًنَّوي مًنٍ أيمَّتًي فػىيػىقيوؿي : رىبّْ 64" الٍعىبٍدي مًنػٍهيمٍ، فىأىقيوؿي
 

Diriwayatkan oleh Anas dari Nabi SAW, suatu kali Rasulullah 

SAW pernah tertidur sejenak di hadapan kami, kemudian tiba-

tiba beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum, lalu kita 
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bertanya: ―Apa yang menyebabkan engkau tersenyum ya 

Rasulullah?‖. Rasul menjawab: ―Baru saja diturunkan 

kepadaku satu surah, lalu Nabi membacakan: ―innâ a‘thaiinâka 

ka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar innasyâniaka huwal-

abtar‖ lalu Nabi bertanya: ―apakah kalian tahu apakah al-

kautsar itu?‖. Kami menjawab: ―Allah dan Rasul-Nya yang 

lebih tahu‖, Nabi bersabda: ―itu adalah sungai yang dijanjikan 

Rabb-Ku Azza wajalla yang memiliki kebaikan yang banyak, dia 

adalah telaga yang dikembalikan ke dalamnya umatku pada hari 

kiamat, wadahnya sejumlah ibntang-ibntang, bergemetar 

seorang hamba diantara mereka, lalu aku berkata, Wahai Rabb,  

ia adalah umatku, lalu Dia berkata: engkau tidak tahu apa yang 

terjadi setelah kamu.‖(HR. Muslim  no.400) 

Ketiga, Penafsiran Nabi SAW dalam menjelaskan makna 

lafaz yang diperselisihkan maknanya oleh para sahabat. 

Sebagai contoh dalam tema ini terdapat dalam menafsirkan 

kata masjid dalam surat at-Taubah/9:108 berikut: 

ٓٓلََّٓ ٓعََلَ سَ شِّ
ُ
ٓأ صۡجِدٌ ٍَ َّ ٓل اُۚ ةدَا

َ
ٓأ ٓفيِِّ ًۡ ىَٰٓٱتَلُ َٔ ٓٓلَِّلۡ ٓفيِِِّۚ مَٔ ٓتَلُ ن

َ
ٓأ خَقُّ

َ
ٓأ مٍ ۡٔ ٓيَ لِ وَّ

َ
ٓأ َۡ ٌِ

ٓوَٓ ُْۚ رُوا َّٓ نٓحَخَطَ
َ
ُٓٱفيِِّٓرجَِالٞٓيُُتُِّٔنَٓأ ٓٓللَّّ ََٓٱيُُبُِّ ِرِي ّٓ طَّ ٍُ ۡ   ١٠٨ٓل

 Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-

lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa 

(mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu 

sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang 

yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bersih. (at-Taubah/9:108). 

Tafsir Nabi SAW terhadap maksud dari ayat ini 

sebagaimana terdapat dalam riwayat berikut: 

فً  عًيد : اخٍتػىلىفى رىجيلاى عٍتي أىبىا سى رىجيله مىنٍ بىتًٍ خيدٍرىةى، كىرىجيله  -أىكٍ امٍتػىرىيىا  -تٝىً
وىل، قىاؿى ات٠ٍيدٍرمًُّ: مىنٍ بىتًٍ عىمٍركً بٍنً عىوٍؼو في الٍمىسٍجًدً الَّذًم أيسّْسى عىلىى التػَّقٍ 

ىيوى مىسٍجًدي رىسيوؿً الًله صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّمى، كىقىاؿى الٍعىمٍرمًُّ: ىيوى مىسٍجًدي قػيبىاءى 
ا  : " ىيوى ىىذى ، فػىقىاؿى هي عىنٍ ذىلًكى أىلاى فىأىتػىيىا رىسيوؿى الًله صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّمى فىسى

ثًتَه الٍمىسٍجًدي لًمىسٍجًدً  يػٍره كى : " في ذىاؾى خى رىسيوؿً الًله صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّمى " كىقىاؿى
" يػىعٍتًٍ مىسٍجًدى قػيبىاءى 

ٔٓ 
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Diriwayatkan dari Abi Sa‘id r.a ia berkata, terjadi perbedaan 

pendapat antara dua orang lelaki dari bani Hudzrah dan 

seorang laki-laki dari bani ‗Amr ibn ‗Auf mengenai ayat ―al-

masjidu ussisa ‗alat taqwa‖. Laki-laki dari bani al-Khudriy 

mengatakan, ia adalah masjid Rasulullah SAW, sedangkan 

orang dari bani  ‗Amri berkata, dia adalah masjid Quba`, lalu 

kami mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan kepada 

beliau tentang hal itu dan Nabi menjawab: ―dia adalah masjid 

ini, masjid Rasulullah SAW‖, kemudian Nabi mengatakan 

―pada masjid Quba juga terdapat banyak kebaikan‖. (HR. 

Ahmad no. 11178) 

Keempat, menjelaskan makna yang terkandung dalam 

suatu lafaz.  

Contoh penafsiran Nabi berkenaan dengan ini adalah : 

خىرىجى النَّبُِّ » عىنٍ عىائًشىةى، قىالىتٍ: لىمَّا أينٍزلًىتً الآيىاتي مًنٍ سيورىةً البػىقىرىةً في الرّْبىا، 
ىسٍجًدً فػىقىرىأىىينَّ عىلىى النَّاسً، ثُيَّ حىرَّىـ تًٕىارىةى ات٠ىمٍرً 

 ٔٔ«صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّمى إًلىى ات١
Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah r.a., berkata: ―ketika 

diturunkan ayat akhir surah al-Baqarah tentang riba, 

Rasulullah SAW membacakannya kepada manusia lalu beliau 

mengharamkan perdagangan khamr‖.(HR. Bukhariy no. 451  

dan Muslim  no. 1580). 

Kelima, menjelaskan makna sebenarnya dari kandungan 

ayat Al-Qur`an. Contohnya penjelasan terhadap firman Allah 

SWT Surat al-An‘am/6:158: 

 

وۡٓ َْٓٓ ًُ ُٓ تيَِ
ۡ
نٓحأَ

َ
ٓٓأ لََٰٓههَِثُٓٱيَِظُرُونَٓإلََِّّ ٍَ ۡ َٰجِٓرَبّمََِۗٓٓل ٓبَػۡظُٓءَايَ تَِِ

ۡ
وۡٓيأَ

َ
ٓرَبُّمَٓأ تَِِ

ۡ
وۡٓيأَ

َ
أ

ٌَِٓقَتۡوُٓ َِجۡٓ ٌَ ٓءَا َۡ ٓحلَُ ًۡ َ آل َٓ ُِ َٰجِٓرَبّمَِٓلََّٓيَِفَعُٓجَفۡصًآإيِمََٰ تِِٓبَػۡظُٓءَايَ
ۡ
ٔۡمَٓيأَ يَ

آخَٓ َٓ ِ وۡٓنَصَتَجۡٓفِِٓٓإيِمََِٰ
َ
اَۗأ ْٓٱكُوِٓٓيۡرا ِخَظِرُونَُٓٓخَظِرُوٓا ٌُ   ١٥٨إَُِّآ

Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan 

malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka) atau 

kedatangan (siksa) Tuhanmu atau kedatangan beberapa ayat 

Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah 

bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang 

belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan 
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kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah: "Tunggulah 

olehmu sesungguhnya Kamipun menunggu (pula). (al-An‘am/ 

6:158). 

Nabi menjelaskan bahwa saat iman yang tidak berguna 

kecuali kalau seseorang sudah punya iman terlebih dahulu, itu 

terjadi tatkala matahari terbit dari arah Barat. Pada suatu hadis 

yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a., berkata, Rasulullah 

SAW bersabda: 

: قىاؿى رىسيوؿي اللَّوً صىلَّى  اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى: "لاى تػىقيويـ السَّاعىةي عىنٍ أىبي ىيرىيػٍرىةى قىاؿى
حىتىَّ تىطٍليعى الشَّمٍسي مًنٍ مىغٍرًًّٔىا، فىإًذىا طىلىعىتٍ كىرىآىىا النَّاسي آمىنيوا أىتٍٚىعيوفى، كىذىلًكى 

ذًهً الٍآيىةى   ٕٔ.حًتُى لاى يػىنػٍفىعي نػىفٍسنا إًيمىانػيهىا" ثُيَّ قػىرىأى ىى
―Tidak terjadi hari kiamat sampai matahari terbit dari Barat, 

maka apabila matahari terbit dari Barat dan manusia 

melihatnya, mereka semua beriman, pada saat tidak bermanfaat 

seseorang imannya, kemudian Rasul membaca QS. al-An‘âm 

ayat 156‖.(HR. Muslim no. 157) 

Riwayat-riwayat di atas merupakan model dan gambaran 

penafsiran Nabi SAW terhadap Al-Qur`an. Akan tetapi terjadi 

perbedaan pendapat para ulama, apakah Rasulullah SAW 

menafsirkan semua Al-Qur`an atau sebagian saja? Ibnu 

Taimiyah berpendapat: ―Wajib diketahui bahwa Nabi 

Muhammad SAW telah menjelaskan kepada para sahabat 

mengenai makna-makna Al-Qur`an sebagaimana beliau juga 

telah menjelaskan lafazh-lafazh-nya,‖. Beliau berpendapat 

demikian itu dikarenakan adanya pesan Allah SWT berbunyi: 

―litubayyina lin-nâs‖ (agar kamu menjelaskan kepada manusia). 

Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan 

Al-Qur`an sebagaimana beliau juga telah menyampaikan 

lafazhnya.
68

 Ibnu ‗Utsaimin (w.2001 M) dalam kitab Syarh 

Muqaddimah fî Ushûl at-Tafsîr juga berpendapat serupa. Ibnu 

‗Utsaimin mengukuhkan pendapat Ibnu Taimiyah  tersebut.  

Selain pendapat di atas, ada juga ulama lain yang 

berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak menjelaskan makna 

Al-Qur`an secara keseluruhan kepada para sahabatnya.
69
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Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu ‗Asyur 

(w.1973 H) yang berpendapat sama dengan as-Sayuthiy (w.911 

H) sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah  kitab tafsirnya 

ia menjelaskan, riwayat-riwayat yang dinukil dari Rasulullah 

SAW, sahabat, tabi‘in, tidak menafsirkan seluruh Al-Qur`an. 

Beliau menyebutkan bahwa penjelasan terhadap kalimat-kalimat 

Al-Qur`an, istilah, dan ungkapannya kebanyakan berasal dari 

pendapat para ulama ahli ijtihâd. 

Muhammad Husein adz-Dzahabiy (w.1977 M), 

menjelaskan dalam at-Tafsîr wa al-Mufasirûn bahwasanya Nabi 

SAW telah menafsirkan sebagian besar ayat dalam Al-Qur`an 

sebagaimana yang kita jumpai dalam hadis-hadis tentang tafsir 

ayat.  Tetapi, yang perlu kita ketahui bersama adalah, Nabi tidak 

menjelaskan semua ayat Al-Qur`an. Sebab dari ayat-ayat Al-

Qur`an, ada yang maknanya hanya Allah SWT yang tahu, 

seperti ayat-ayat mutasyâbihat.
70

 

Muhammad Yasin dalam karyanya Raddu ‗Ulamâ‘ al-

Muslimîn ‗alâ Syubhat al-Mulhidîn wa al-Mustasyriqîn;― 

mengatakan, ―Adapun seandainya Nabi menafsirkan setiap ayat 

Al-Qur`an berarti Nabi membatasi penafsiran hanya satu 

pemahaman saja dan akan seperti itu pemahamannya sampai 

hari kiamat. Akan tetapi rahasia Al-Qur`an tidak ada habisnya 

dan Al-Qur`an cocok untuk setiap masa. Seandainya hal-hal itu 

disebutkan secara keseluruhan pada masa Rasulullah niscaya 

akal orang-orang pada masa itu akan kebingungan dan tidak ada 

satu pun yang dapat memahaminya.‖
71

 

Perbedaan pendapat di atas menggambarkan dinamisasi 

dan universalitas makna Al-Qur`an karena berpegang pada 

pendapat pertama atau pendapat kedua pun tidak menghalangi 

seseorang mufasir untuk ber-ijtihâd dalam menafsirkan Al-

Qur`an dan mendatangkan pemahaman yang berbeda dengan 

pemahaman sebelumnya selama masih dalam koridor syarat-

syarat penafsiran Al-Qur`an. Jika seorang mufasir lebih 

condong kepada keyakinan bahwa tafsir yang lebih dekat 

kepada pemahaman Al-Qur`an adalah tafsir bi ar-riwâyah, 

maka dalam penafsirannya bisa menggunakan metodologi 

riwâyah atau tafsir bi al-ma`tsûr. Adapun sebaliknya jika 

seorang mufasir lebih condong ber-ijtihâd atau berinterpretasi 

ketika memahami ayat-ayat, maka ia bisa menggunakan 
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metodologi tafsir bi ar-ra`yi.  Sehingga perbedaan ini tidak 

menjadikan kita mendiskriminasi kemuliaan Rasulullah SAW 

sebagai manusia yang Allah pilihkan untuk menyampaikan 

risalah-Nya sesuai dengan konsep  yang disusun oleh Allah 

SWT.   

b) Atsar dari Sahabat 

Pada masa Nabi SAW, metodologi penafsiran yang 

lebih dominan adalah penafsiran bersanad kepada Nabi 

Muhammad SAW, karena apa yang disampaikan oleh Nabi 

kala itu sudah sangat cukup bagi para sahabat dalam 

memahami kandungan Al-Qur`an. Namun pasca wafatnya 

Rasulullah, problematika penafsiran semakin berkembang 

dengan berkembangnya beragam permasalahan dalam 

kehidupan manusia yang membutuhkan jawaban dari setiap 

permasalahan yang dihadapi.  

Sejak wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat menjadi 

tumpuan umat untuk menanyakan berbagai persoalan yang 

merujuk kepada Al-Qur`an. Sahabat-sahabat Rasul SAW yang 

memiliki kemampuan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an. 

Salah satu di antaranya adalah Ibnu ‗Abbas r.a dan Abdullah 

ibn Mas'ud r.a. Selain mereka, tokoh lainya adalah Aisyah 

binti Abu Bakar r.a. 

Imam as-Sayuthiy dalam al-Itqân menjelaskan bahwa 

sahabat-sahabat Rasul SAW yang populer dengan tafsir dan 

periwayatan hadis adalah khulâfâ` ar-râsyidîn, Ibnu Mas'ud, 

Ibnu ‗Abbas, Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Tsabit, Abu Musa al-

'Asy'ariy, dan Abdullah ibn Zubair.
72

 Dan dari kalangan 

khalifah empat yang paling banyak dikenal riwayatnya tentang 

tafsir adalah Ali ibn Abi Thalib r.a, sedang dari tiga khalifah 

yang lain hanya sedikit sekali, karena mereka lebih terdahulu 

wafatnya. As-Sayuthiy menambahkan, bahwa ketiga orang 

sahabat (Abu Bakar, ‗Umar, dan ‗Usman) ini terbilang sedikit 

dalam meriwayatkan hadis maupun Al-Qur`an, dikarenakan 

pendeknya masa jabatan mereka dan meninggal lebih dahulu 

selain itu mereka disibukkan oleh urusan kepemimpinan umat 

Islam.
73

 

Dari para sahabat  inilah, para tabi‘in dan ulama 

kontemporer saat ini, bisa memahami Al-Qur`an secara lebih 
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mendalam, dengan periwayatan hadis dan menerangkan sebab-

sebab turunnya ayat Al-Qur`an. Namun di sisi lain ada para 

sahabat yang cukup khawatir berijtihâd dalam memahami 

ayat-ayat Al-Qur`an sehingga penafsiran yang berkembang 

pada masa ini adalah penafsiran yang bersandarkan kepada 

sanad atau riwayat yang kemudian disebut dengan tafsir bi ar-

riwâyah atau al-ma‘tsur. 

Ada beberapa sebab yang menjadi alasan para ahli tafsir 

Al-Qur`an merujuk kepada sahabat Nabi SAW dalam buku-

buku tafsir mereka. Diantaranya yaitu karena para sahabat 

menyaksikan sebab turunnya ayat Al-Qur`an dan mengetahui 

kondisi masyarakatnya. Para sahabat Nabi memiliki 

pemahaman Al-Qur`an secara mendalam. Hal itu dikarenakan 

mereka mengetahui dan menyaksikan sebab turunnya ayat Al-

Qur`an. Sebab turunnya ayat itu sangat membantu dalam 

memahaminya dan mengetahui maksud ayat. Sebaliknya, jika 

seorang tidak mengetahui sebab turunnya ayat akan dangkal 

pemahamannya dan terkadang tidak mengetahui maksud ayat. 

Para sahabat dalam memahami kandungan Al-Qur`an 

merujuk tafsir mereka kepada lima hal. Yaitu; Al-Qur`an al-

Karîm, hadis Nabi, bahasa Arab, ahli kitab, pemahaman dan 

ijtihâd. Musa‘id Sulaiman ath-Thayyar mengungkapkan 

bahwa para sahabat  menafsirkan Al-Qur`an dengan Al-Qur`an 

sebagaimana yang telah mereka pelajari dari Rasulullah SAW 

dengan periwayatan. Akan tetapi hal itu sangat sedikit dan 

terbatas. Oleh karena itu, para sahabat berusaha dengan ijtihâd 

mereka untuk menafsirkan ayat Al-Qur`an dengan ayat lainnya 

yang tidak terdapat periwayatannya dari Nabi Muhammad 

SAW.
74

 

Contoh tasfir sahabat yang merujuk kepada Al-Qur`an, 

firman Allah QS. Ath-Thur/52:5 berikut: 

لۡفِٓٱوَٓ  رۡفُٔعِٓٱٓلصَّ ٍَ ۡ   ٥ٓل

 

Dan atap yang ditinggikan (langit).‖ (at-Thur/52:5).  

Ayat ini ditafsirkan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib r.a 

dengan langit. Hal itu didasarkannya kepada firman Allah 

SWT dalam Surat al-Anbiya`/20:32 berikut:  
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َِا اءَٓٓٱٓوجََػَيۡ ٍَ ػۡرعُِٔنَٓٓلصَّ ٌُ آ َٓ َٰخِ ٓءَايَ َۡ ٓخَ ًۡ ُْ وَ ۡٓۖ ا ۡفُٔظا آمََّّ   ٢٬شَلۡفا
 

 Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang 

terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) yang terdapat padanya.‖ (al-

Anbiya`/20:32).
75 

Selain menafsirkan Al-Qur`an dengan ayat Al-Qur`an, 

para sahabat juga berusaha menafsirkannya dengan 

meriwayatkan hadis Nabawiy yang berkaitan tentang tafsir 
ayat Al-Qur`an dari penjelasan Nabi Muhammad SAW dan 

dalam menafsirkan ayat, para sahabat tidak menyebutkan 

sanadnya dari Rasulullah SAW. Maka dua contoh diatas 

menunjukkan bahwa sahabat Nabi berpatokan pada hadis 

Nabawiy, apabila tidak menemukan tafsir Al-Qur`an dengan 

Al-Qur`an. 
76 

Contohnya adalah penafsiran Abdullah ibn ‗Abbas r.a 

tentang firman Allah SWT dalam QS. Qaf/50:30 berikut:  
ٔۡمَٓ وِٓٓيَ َْ ٓ ًَ َِّ َٓ تِٓٱجَلُٔلُٓلَِِ

ۡ
خَلََ زِيدٌٖٓٓۡ ٌَّ ٌَِٓ وۡٓ َْ   ٪٢وَتَلُٔلُٓ

 

(Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya 

kepada Jahannam : "Apakah kamu sudah penuh?" Dia 

Menjawab : "Masih ada tambahan?". (Qaf/50:30). Abdullah 

ibn ‗Abbas menyebutkan bahwa Allah meletakkan kakinya di 

Jahannam. Jahannam pun menjawab: Cukup-Cukup.
77

  

Apabila para sahabat tidak menemukan tafsir dalam 

ayat Al-Qur`an dan tidak pula menemukan penjelasan dari 

Rasulullah SAW, mereka melakukan ijtihâd yang berpedoman 

kepada bahasa Arab dan rahasia yang ada di dalamnya, 

kebiasaan orang Arab, memahaminya juga dari keadaan-

keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di 

jazirah Arab kala turunya Al-Qur`an serta berpedoman juga 

kepada kekuatan pemahaman dan keluasan pengetahuan 

mereka terhadap ayat.
78
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Al-Qur`an diturunkan oleh Allah SWT dengan bahasa 

Arab, yaitu bahasa yang digunakan oleh para sahabat Nabi 

Muhammad SAW. Oleh karena itu, mereka memahami firman 

ilahi dengan baik. Para sahabat pun berusahan menafsirkan 

Al-Qur`an dengan bahasa mereka, ketika tidak ditemukan 

dalam ayat Al-Qur`an dan hadis Nabawiy.
79

 

Contoh dari penafsiran ini adalah penafsiran Abdullah 

ibn ‗Abbas pada firman Allah SWT: 

جۡٓ  آوخَُلَّ َٓ ِ ذُِجَۡٓلرَِبّ
َ
  ٢وَأ

    

Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu 

patuh‖ (al-Insyiqaq/84:2). 

Abdullah ibn ‗Abbas r.a menafsirkan kata ‗azinat‘ 

dengan makna, ―mendengar‖, yakni langit mendengar Rabb-

nya.
80

 

Selain sumber-sumber di atas, salah satu sumber tafsir  

lainnya di zaman sahabat adalah ahlu kitab, baik dari kalangan 

Yahudi ataupun Nasrani. Hal yang mendasari rujukan mereka 

kepada Ahlu Kitab adalah dilandasi oleh asumsi bahwa konten 

Al-Qur`an sesuai dengan Taurat dan Injil dalam beberapa 

permasalahan, khususnya dalam kisah para Nabi AS dan kisah 

umat terdahulu. Akan tetapi Al-Qur`an menggunakan metode 

yang berbeda dengan manhaj Taurat dan Injil, sehingga 

berbeda dalam beberapa masalah syariat dan tidak 

menyebutkan kisah secara keseluruhan dari semua jalan 

ceritanya, hanya disebutkan secara singkat untuk diambil 

‗ibrah atau pelajaran darinya. 

Muhammad Husein adz-Dzahabiy mengomentari sikap 

demikian: ―Ketika akal manusia lebih condong pada suatu 

yang bersifat menyeluruh dan mendalam, sebagian sahabat 

Nabi merujukkan beberapa kisah dalam Al-Qur`an kepada 

cerita yang tersebar di kalangan Ahli Kitab yang disebutkan 

secara singkat.‖
81

  

Namun interaksi sahabat Nabi SAW dengan ahli kitab 

tidak menjadi rujukan utama dalam penafsiran Al-Qur`an, jika 

dibandingkan dengan rujukan kepada Al-Qur`an dan hadis. 

Hal itu dikarenakan kitab Taurat dan Injil telah terjadi 
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penyelewengan (tahrîf) dan perubahan dalam kandungan 

isinya. Oleh karena itu, para sahabat sangat berhati-hati 

mengambil berita dari ahli kitab demi menjaga akidah Islam 

dan Al-Qur`an dari penyelewengan. Para sahabat tidak 

mengambil cerita israiliyat atau pendapat mereka kecuali 

sesuai dengan akidah Islam dan tidak bertentangan dengan Al-

Qur`an.
82

 

Bahkan sebagian sahabat tidak menjadikan ahli kitab 

sebagai sumber penafsiran. Menurut Fadl Hasan ‗Abbas, 

berita yang berasal dari ahli kitab itu tidak dapat menjadi 

sumber penafsiran di masa sahabat. Hal itu dikarenakan 

Rasulullah SAW ingin memfokuskan pada satu sumber dalam 

beragama, yaitu Al-Qur`an al-Karîm. Sehingga para sahabat 

tidak berpaling pada hal selainnya atau menggunakan 

keyakinan arab masa jahiliyah. Suatu saat ‗Umar ibn al-

Khattab, r.a menghadap Nabi SAW dengan membawa sebuah 

kitab yang ia dapatkan dari sebagian Ahli Kitab. Lalu Nabi 

SAW membacanya. Beliau kemudian marah dan bersabda, 

―Apakah Engkau termasuk orang yang ragu, wahai Ibnu al-

Khattab? Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya 

sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa 

agama yang putih bersih. Jangan kalian bertanya sesuatu 

kepada mereka (ahlu al-kitâb) karena boleh jadi mereka 

mengabarkan kebenaran kepada kalian namun kalian 

mendustakan kebenaran tersebut, atau mereka mengabarkan 

satu kebatilan lalu kalian membenarkan kebatilan tersebut. 

Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya 

Musa AS masih hidup niscaya tidak diperkenan baginya 

melainkan dia harus mengikutiku.‖
83

 

Selain bersumber kepada Al-Qur`an, hadis, bahasa 

Arab, para sahabat juga menggunakan ijtihâd dan pemahaman 

mereka dalam menafsirkan Al-Qur`an dan dalam mengambil 

istinbâth hukum, jika mereka tidak menemukan tafsirnya 

dalam ayat Al-Qur`an, sabda Nabi dan bahasa Arab. Akan 

tetapi pemahaman para sahabat tentang Al-Qur`an berbeda-

beda, hanya saja ijtihâd mereka dalam penafsiran itu 

terbangun di atas ilmu, tidak mengatakan sesuatu tentang Al-

Qur`an tanpa ada landasan ilmunya. Sehingga ijtihâd mereka 
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ini berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit 

dipahami.
84

 

c) Atsar dari Tabi’in 

Wafatnya tokoh-tokoh sahabat yang dulunya menjadi 

rujukan dalam penafsiran oleh para tabi‘in menjadi akhir 

penafsiran shahabat dan kemudian digantikan dengan tafsir 

para tabi‘in. Segala urusan yang terjadi pada masa sahabat 

berganti alih kepada masa tabi‘in. Begitu juga mengenai hal 

ilmu-ilmu yang telah berkembang pada masa itu yang tentunya 

diteruskan oleh para tabi‘in sesuai dengan bidangnya masing-

masing, khususnya juga dalam hal ilmu tafsir.  

Penafsiran pada masa ke masa telah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dikarena

kan penafsiran pada masa sahabat diterima baik oleh para 

ulama tabi‘in di berbagai daerah kawasan Islam. Pada 

akhirnya mulai muncul kelompok-kelompok ahli tafsir di 

Mekah, Madinah, dan di daerah lainnya yang merupakan 

tempat penyebaran agama Islam pada masa tabi‘in. Masa ini 

terjadi kira-kira dari tahun 100 H/723M-181 H/812 M yang 

ditandai dengan wafatnya tabi‘in terakhir, yaitu Khalaf ibn 

Khulaifat (w.181 H), sedangkan generasi tabi‘in berakhir pada 

tahun 200 H. 

Manna‘ al-Qathhan menjelaskan, diantara para tabi‘in 

yang mengetahui secara pasti soal tafsir ialah orang-orang 

Mekah, karena sebagian besar mereka lebih dekat dengan para 

sahabat yang merupakan ahli tafsir sebelumnya, sehingga 

memudahkan mereka dalam memahami tafsir, seperti 

Mujahid, ‗Atha‘ ibn Rayyah, ‗Ikrimah maula Ibnu ‗Abbas, 

Said ibn Jubair, dan lain-lain. Namun tidak menutup 

kemungkinan pada waktu itu para ahli tafsir berasal dari kota 

tersebut, seperti halnya Abdullah ibn Mas‘ud yang berasal dari 

Iraq, Zaid ibn Aslam dan Abdurrahman ibn Zaid yang berasal 

dari Madinah.
85

 

Para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai tafsir 

yang bersumber dari para tabi‘in. Menurut al-Khudriy, 

sebagian ulama berpendapat, tafsir mereka tidak mesti 

dijadikan pegangan, sebab mereka tidak menyaksikan peristiw

aa-peristiwa, situasi atau kondisi yang berkenaan dengan 
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turunnya ayat-ayat Al-Qur`an, sehingga mereka dapat saja 

berbuat salah dalam memahami apa yang dimaksud. Sebagian 

besar  mufasir  berpendapat, tafsir mereka dapat dipegang, 

sebab pada umumnya mereka menerimanya dari para 

sahabat.
86

 

Berkenaan dengan tafsir tabi‘in ini, Ibnu Taimiyah  

menukil pendapat Syu‘bah ibn al-Hajjaj dan yang lainnya yang 

mengatakan: ―pendapat para tabi‘in itu bukan hujjah‖. 

Bagaimana pula 

pendapat tersebut dapat menjadi hujjah di bidang tafsir? Dari 

ungkapan tersebut dipahami bahwa pendapat-pendapat itu 

tidak menjadi hujjah bagi orang lain yang tidak sependapat 

dengan mereka. Inilah pendapat yang benar. Namun jika 

mereka sepakat atas sesuatu maka tidak diragukan lagi bahwa 

kesepakatan itu merupakan hujjah. Sebaliknya, jika mereka 

berbeda pendapat maka pendapat sebagian mereka tidak 

menjadi hujjah. Baik bagi kalangan tabi‘in sendiri maupun 

bagi generasi sesudahnya. Dalam keadaan demikian, 

persoalannya dikembalikan kepada bahasa Al-Qur`an, sunnah, 

keumuman bahasa Arab dan pendapat para sahabat tentang hal 

tersebut.
87

 

Diantara para tabi‘in yang terkenal dengan ahli tafsir 

serta ciri khas tafsir tabi‘in yang berkembang pada tempat 

tersebut adalah
:
 

(1)  Ahli Tafsir dan Ciri Khas Tafsir Tabi‘in di Mekah 

Di Mekah pusat kajian dipimpin oleh sahabat Abdullah 

ibn ‗Abbas (w.63 H). Madrasah ini bermula dari Ibnu ‗Abbas 

sebagai guru di Mekah mengajarkan tafsir Al-Qur`an kepada 

para tabi‘in dan menjelaskan hal yang musykil dari makna 

lafadz Al-Qur`an, kemudian oleh tabi‘in menambahkan 

pemahamannya sendiri kemudian ditafsirkan ke generasi 

berikutnya. Mufasir ahli Mekah ini adalah Mujahid, ‗Atha` ibn 

Abi Rabah, ‗Ikrimah Maula Ibnu ‗Abbas, Sa‘id ibn Jubair, 

Thawus dan lain-lainya.
88

  

Keistimewaan madrasah ini antara lain, 1) Spesifik 

dalam tafsir. 2) mengkorelasikan tafsir dengan ilmu-ilmu 

lainnya. 3) Lebih banyak menukilkan riwayat israiliyat dalam 

tafsir dibandingkan madrasah lain. 4) dalam hal qirâ‘at, 
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madarasah ini menggunakan qirâ`at yang berbeda-beda. 5) 

Metode penafsirannya menggunakan dasar ijtihâd.
89

 

Murid-murid beliau diantaranya, Said ibn Jubair, 

Mujahid, ‗Ikrimah maula Ibnu ‗Abbas, Thawus ibn Kasan al-

Yamaniy, Atha‘ ibn Rabah. 

(2)  Ahli Tafsir dan Ciri Khas Tafsir Tabi‘in di Madinah 

Di Madinah pusat kajian keislaman dipimpin oleh Ubay 

ibn Ka‘ab yang banyak mengajarkan tafsir Al-Qur`an. Tokoh-

tokohnya diantaranya, Zaid ibn Aslam (w.136 H), Abu al-

‗Aliyah (w.90 H), Muhammad ibn Ka‘ab (w.118 H), 

kemudian kepada mereka bertiga inilah para tabi‘in yang lain 

dan tâbi‘ tabi‘in belajar tafsir. Ahli tafsir yang meriwayatkan 

dari Zaid di Madinah adalah Abdurrahman ibn Zaid, Malik ibn 

Anas.
90

  

Ciri khas tafsir di Madinah adalah: 1) Berhati-hati dalam 

menafsirkan Al-Qur`an yang menjadi faktor minimnya 

kemuncul ahli tafsir pada masa itu. 2) Nuansa tafsir lebih 

cendrung pada tema-tema tafsir yang berkaitan dengan ayat-

ayat jihad, sîrah dan fiqh atsariy. 3) Tidak terkontaminasi oleh 

keinginan duniawi dan jauh dari segala fitnah-fitnah dunia. 4) 

Mendalam dalam pembahasan qirâ`ât. 5) Meluas dalam 

nasakh.
91

 

(3) Ahli Tafsir dan Ciri Khas Tafsir Tabi‘in di Irak Kufah. 

Di Irak pusat kajian tafsir dipimpin oleh Abdullah ibn 

Mas‘ud. Meskipun di sana ada guru tafsir dari Sahabat-

sahabat yang lain, namun Ibnu Mas‘ud dianggap sebagai guru 

tafsir pertama di Iraq dan di Kuffah. Madrasah ini muncul 

ketika Khalifah ‗Umar menunjuk ‗Ammar ibn Yasin sebagai 

gubernur di Kufah, Ibnu Mas‘ud saat itu ditunjuk sebagai guru 

atau mubaligh yang dalam penafsiran Al-Qur`an banyak 

diikuti oleh tabi‘in Iraq disamping kemasyhuran beliau juga 

karena tafsirnya banyak dinulkilkan kepada generasi 

selanjutnya.
92

 

Ciri khusus madrasah tafsir di Kufah adalah : 1) Lebih 

banyak mengkaji tafsir ayat-ayat ahkâm. 2) Mengkaji 

permasalahan qirâ`at. 3) Cendrung berhati-hati dalam 

menafsirkan Al-Qur`an sehingga tidak banyak muncul ahli 

tafsir di Kufah. 4) Lebih banyak menukilkan atsar riwayat 
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dari Ibnu Mas‘ud. 5) Tidak banyak meriwayatkan kisah 

isra‘iliyat dalam tafsir.
93

  

Metode yang digunakan tabi‘in dalam menafsirkan Al-

Qur`an adalah sebagai berikut: a) Menafsirkan Al-Quran 

dengan Al-Qur`an, seperti yang dilakukan sahabat. b) 

Menafsirkan Al-Qur`an dengan Hadis Nabi. c) Menfasirkan 

Al-Qur`an dengan pendapat sahabat.
94

 d) Ijtihâd. Jika mereka 

tidak menemukan jawaban di dalam Al-Qur`an, hadist, dan 

tafsir sahabat; mereka berijtihâd. Mereka juga terkadang 

menggunakan pendapat ahli kitab sebagai alat bantu untuk 

memahami Al-Qur`an, terlebih lagi yang berkaitan dengan 

kisah para Nabi dan umat terdahulu. 

  (4) Ahli Tafsir dan Ciri Khas Tafsir Tabi‘in di Basrah. 

Ciri khas tafsir di Basrah adalah : 1) Penafsiran lebih 

kental dengan nuansa lughawiy. 2) Kajian tema tafsir berfokus 

pada tema-tema mau‘izhah. 3) Berupaya untuk menjauhi 

riwayat-riwayat isra‘iliyat. 4) Sangat kental dengan tafsir Al-

Qur`an dan sunnah.
95

 

Madarasah Basrah dipimpin oleh Abu Musa al-Asy‘ariy 

dan Anas ibn Malik. Tabi‘in yang terkenal di bidang tafsir di 

Basrah adalah al-Hasan, Ikrimah,  Sa‘id ibn Musayyib, 

Qatadah dan Abu al-‗Aliyah.   

Menganalisa penafsiran Al-Qur`an pada masa tabi‘in 

cukup beragam pendapat hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya
96

: 

 a) Setiap ahli tafsir pada masa ini memberikan pendapat 

yang tidak sama dengan ahli tafsir lainnya, meskipun 

objeknya sama, seperti pengertian makna ash-shirâth. 

Sebagian mereka ada yang mengartikannya dengan mengikuti 

Al-Qur`an, keislaman, mengikuti sunnah, jalan peribadatan, 

atau menaati Allah SWT dan Rasul-Nya. 

 b) Bertujuan menjelaskan sesuatu yang umum, tetapi 

tidak bertujuan memberikan batasan. Misalnya, lalu diantara 

mereka ada yang mendzalimi diri sendiri, ada yang 
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pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan 

dengan izin Allah. Sâbiq diartikan sebagai orang yang 

menunaikan zakat serta memberi sedekah.  Muqtashid diartian 

sebagai orang yang menunaikan zakat secara semestinya. 

Sementara itu, dzâlim diartikan sebagai orang yang enggan 

menunaikan zakat.  

c) Adanya kemungkinan satu kata memiliki dua makna 

atau lebih. Misalnya kata qaswarah dalam QS. Al-

Muddatstsir/74:51 yang dapat diartikan dengan seseorang 

yang melempar.  

d) Untuk menjelaskan suatu kata dengan makna yang 

mirip. Misalnya, kata mauran dalam QS. Ath-Thur/52:9 

secara bahasa diartikan 

bergerak. Sementara itu, jika berdasarkan pemahaman makna 

ayat yang menunjukan dahsyatnya hari kiamat, mauran 

artinya gerakan yang ringan dan cepat.  

e) Adanya kemungkinan perbedaan qirâ`ah sehingga 

setiap mufasir  menjelaskannya sesuai dengan bacaan tertentu 

dan mereka menganggapnya sebagai suatu perbedaan. 

Misalnya, menurut riwayat dari Qatadah, kata sukkirat 

(dengan tasydîd) artinya suddat (tertutup); sedangkan menurut 

lainnya sukirat (tanpa tasydîd) artinya suhirat (disihir). 

Diantara contoh tafsir tabi‘in adalah tafsir Mujâhid 

ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah/2:186 berikut: 

Allah SWT Berfirman: 

أىلىكى   ۖ  أيجًيبي دىعٍوىةى ٱلدَّاعً إًذىا دىعىافً  ۖ  عًبىادًل عىتٌّْ فىإًنِّّْ قىريًبه كىإًذىا سى
  بًِ لىعىلَّهيمٍ يػىرٍشيديكفى  ۖ  لًى كىلٍيػيؤٍمًنيوا ۖ  فػىلٍيىسٍتىجًيبيوا

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang 

Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 

mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 

memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi 

(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-

Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al-

Baqarah/2:186). 

 Mujahid menafsirkan kata ―falyastajîbû lî‖ dengan 

makna ―falyuthî‘û‖. Istijâbah diartikan dengan ta‘at.
97
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3) Ijtihâd 

Istilah ra`yu dekat maknanya dengan ijtihâd (penggunaan 

akal) yang didasarkan atas prinsip-prinsip yang benar, 

menggunakan akal sehat dan persyaratan yang ketat. Sandaran 

yang dipakai adalah bahasa, budaya Arab yang terkandung di 

dalamnya, pengetahuan tentang gaya bahasa sehari-hari dan 

kesadaran akan pentingnya sains yang amat diperlukan oleh 

mereka yang ingin menafsirkan Al-Qur`an.
98

 

Penggunaan ra‘yu sebagai sumber tafsir pada 

kenyataannya sudah ada sejak sahabat. Petunjuk adanya 

penggunaan ra‘yu oleh sahabat dalam memahami Al-Qur`an 

antara lain sebagaimana terdapat pada kisah Adi ibn Hatim yang 

berkata: ―Ketika ayat 187 dari Q.S. Al-Baqarah diturunkan, hatta 

yatabayyana lakum alkhaithi al-abyadhu min al-khaithi al-

aswad… (…hingga jelas bagimu benang putih dan benang 

hitam…), saya sengaja meletakkan ‗iqâl (semacam ikat kepala) 

hitam dan ‗iqâl putih di bawah bantal. Pada malam harinya 

kulihat tentang seruan itu, dan ternyata aku tidak mendapatkan 

kejelasan yang dimaksud. Pagi harinya aku pergi menemui 

Rasulullah dan kuceritakan peristiwa tersebut kepada beliau. 

Rasulullah menjawab: ―Sebenarnya yang dimaksud dengan hal 

itu adalah pekatnya malam dan terangnya siang‖
99

 

Berkenaan dengan sumber tafsir ra‘yu yang telah 

diuraikan di atas, tidak ada perbedaan pendapat diantara para 

ulama mengenai kebolehannya untuk dijadikan sumber tafsir. 

Hanya saja mereka membagi tafsir bi ar-ra`yi ini dalam dua 

kategori: 1. Tafsir yang terpuji (mahmûdah), yakni tafsir Al-

Qur`an yang didasarkan dari ijtihâd yang jauh dari kebodohan 

dan penyimpangan serta sesuai dengan kaedah bahasa Arab. 

Tafsir bi ar-ra`yi yang terpuji ini dibolehkan dan dapat diterima. 

2.Tafsir yang tercela (madzmûmah), yakni tafsir Al-Qur`an tanpa 

dibarengi dengan pengetahuan yang benar. Artinya, tafsir yang 

didasarkan hanya kepada keinginan seseorang dengan 

mengabaikan peraturan dan persyaratan tata bahasa dan kaedah-
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kaedah hukum Islam. Tafsir bi ar-ra‘yi yang tercela ini tidak 

dibolehkan dan tidak dapat diterima.
100

 

 

4) Tafsir Induk 

Tafsir induk ini termasuk sumber utama dalam penafsiran 

Al-Qur‘an. Karya-karya tafsir ini melahirkan karya tafsir baru 

yang menginduk pada karya tafsir tersebut baik dijadikan sebagai 

referensi dalam menulis tafsir baru atau sumber utama untuk 

diringkas. 

Dari sisi sumber tafsir induk terdiri dari dua bentuk; tafsir 

bi an-naqliy dan tafsir bi ar-ra`yi.  Dua model utama karya tafsir 

tersebut adalah karya tafsir yang menjadi rujukan tafsir bi an-

naqliy dan karya tafsir yang menjadi rujukan dalam tafsir bi ar-

ra‘yi. Berikut diantara karya tafsir bi an-naqliy dan bi-arra‘yi 

terkemuka yang sering menjadi referensi utama oleh tafsir-tafsir 

setelahnya adalah tafsir Jâmi‘ al Bayân ‗an Ta`wîl Ayy Al-Qur`ân 

karya ath-Thabariy (w.310 H), tafsir Kasyfu al-Bayân ‗an Tafsîr 

Al-Qur`ân karya ats-Tsa‘labiy (w.427 H), tafsir al-Muharrar al-

Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-‗Azîz karya Ibnu ‗Athiyyah (w. 546 H), 

Tafsîr Al-Qur`ân al-‗Adzîm karya Ibnu Katsir (w.774 H), Tafsîr 

al-Kabîr Mafâtih al-Ghaib karya ar-Raziy (w. 606 H), tafsir al-

Kasysyâf  karya az-Zamakhsyariy (w.538 H), tafsir al-Jâmi‘ li 

Ahkâm Al-Qur`ân karya al-Qurthubiy (w.671 H), tafsir Fath al-

Qadîr al-Jâmi‘ Baina Fanni ar-Riwâyah wa ad-Dirâyah karya 

asy-Syaukaniy (w.1250 H), tafsir at-Tashârif li Tafsîr Al-Qur`ân 

min Mâ Isytabahat Asma‘uhu wa Tasharrafât Ma‘anîhi karya 

Yahya ibn Sallam (w.200 H), tafsir an-Nukat wa al-‗Uyûn fî 

Ta`wîl Al-Qur`ân karya al-Mawardiy (w.364 H), tafsir al-Bahr 

al-Muhîth karya Abi Hayyan (w.654 H), tafsir Ma‘âlim at-Tanzîl 

karya al-Baghawiy (w.516 H), tafsir al-Manâr karya Rasyid 

Ridho (w.1935 M), tafsir Rûh al-Bayân karya Ismail al-Haqqiy 

(w.1725 M). 

Dari sisi metode, tafsir induk terdiri dua metode penafsiran; 

metode tahlîliy dan metode iqtirâniy. Dua metode ini lebih 

mendominasi untuk dijadikan sebagai tafsir induk karena 

pembahasan tafsir dengan metode ini biasanya lebih luas. 

Sementara metode ijmâliy dan metode maudhû‘iy sangat jarang 

dijadikan sebagai tafsir induk karena pembahasan dalam 

penafsiran tidak luas.  
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c. Metode Tafsir 

Kata metode berasal dari bahasa Yunani methodos yang 

berarti cara atau jalan.
101 Kata ini ditulis method dalam Bahasa 

Inggris, dan manhaj dalam bahasa Arab. Istilah ini dalam bahasa 

Indonesia mengandung arti: cara yang teratur dan terpikir baik-baik 

untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) 

cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu 

kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan. 
102

 

Dalam mazhab tafsir, sering terdengar istilah al-ittijâh, al-

manhâj, ath-tharîqah, dan al-uslûb yang sering kali digunakan 

secara tumpang-tindih. Misalnya, Fahd ibn ʻAbd ar-Rahman ar-

Rumiy menyejajarkan al-uslûb dengan ath-tharîqah untuk mengacu 

kepada metode tafsir.
103

  

Nashruddin Baidan menyejajarkan ath-tharîqah dengan al-

manhaj untuk mengacu kepada metode tafsir;
104

 dan Mahmud an-

Naqrasyi menggunakan istilah al-manhaj untuk mengacu kepada 

ath-tharîqah.
105

 Dapat disimpulkan bahwa ketiga kata tersebut 

mengandung pengertian metode. Selanjutnya, istilah-istilah tersebut 

mengacu kepada metode tafsir.  

Metode tafsir Al-Qur`an tersebut berisi seperangkat tatanan 

dan aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan Al-Qur`an. 

Adapun metodologi tafsir adalah analisis ilmiah tentang metode-

metode menafsirkan Al-Qur`an.
106

 

Metode digunakan dengan berbagai objek yang membuat 

metode merupakan salah satu alat dalam mencapai tujuan. Studi Al-

Qur`an tidak lepas dari metode dalam mencapai pemahaman yang 

benar, tentang apa yang dimaksudkan Allah SWT di dalam ayat-ayat 

Al-Qur`an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dapat 

dikatakan bahwa metode adalah penjabaran dari pendekatan. 

Pendekatan memberikan ilustrasi konsep dasar yang mampu 
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mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode tafsir, 

sehubungan dengan penggunaannya ada dua istilah yang biasanya 

dipakai dalam ilmu tafsir.  

Pertama, metode tafsir yaitu cara yang digunakan untuk 

menafsirkan Al-Qur`an. Kedua, metodologi tafsir yaitu disiplin ilmu 

yang mengkaji perihal kaidah dalam menafsirkan Al-Qur`an. 

Dengan demikian metode tafsir merupakan suatu kerangka yang 

dipergunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an menurut 

kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dan diabsahkan kebenarannya 

agar sampai kepada tujuan, sedangkan metodologi tafsir merupakan 

pembahasan ilmiah tentang metode-metode tafsir Al-Qur`an dan 

berkedudukan sebagai jalan yang harus ditempuh agar sampai 

kepada tujuan. Tujuannya adalah corak tafsir, sehingga bagaimana 

pun bentuk tafsir akan mencapai suatu corak tertentu.
107

 

Pemetaan  yang  paling  banyak  dijadikan rujukan  untuk  

mengkaji  metode  dan  corak  penafsiran adalah pemetaan al-

Farmawiy.  Ia membagi metode tafsir menjadi empat macam yakni  

ijmâliy, tahlîliy, muqârin,  dan  maudhû‘iy. Sedangkan  dalam  corak  

ia  membagi laun  atau corak kedalam tafsir bi al-ma‘tsûr atau 

riwayat, bi ar-ra‘yi atau ijtihâd kepada corak shûfiy, ‗ilmiy, falsafiy, 

adabiy  dan ijtima‘iy.
108

 

Metode tafsir taḥlîliy disebut juga dengan metode analisis 

yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat 

Al-Qur`an dengan berbagai seginya, berdasarkan urutan ayat dan 

surat dalam Al-Qur`an muṣḥaf ‗Utsmaniy dengan menonjolkan 

pengertian dan kandungan lafazh-lafazhnya, hubungan ayat dengan 

ayatnya, sebab-sebab turunnya, hadis-hadis Nabi SAW, yang ada 

kaitannya denga ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para 

sahabat dan ulama-ulama lainnya.
109 Contoh dari tafsir ini adalah 

tafsir Mafâtîh al-Ghâib (disebut juga dengan Tafsîr al-Kabîr) karya 

Fakhr ad-Din ar-Raziy, dan al-Kasysyâf karya az-Zamakhsyariy, dan 

lain-lain.
110 

Contoh implementasi sistematika tafsir analitis (tafsîr tahlîliy) 

adalah penafsiran ayat dalam Tafsîr al-Kasysyâf karya az-
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Zamakhsyariy, seperti yang telah disebutkan di contoh implementasi 

tafsir bi ar-Ra`yi pada QS. Al-Ma`idah (5) ayat 5. Hal tersebut dapat 

diketahui melalui cara kerja penafsiran pada ayat ini dan tafsir al-

Kasysyâf secara keseluruhan bahwa mufasir menafsirkan sesuai 

dengan disiplin ilmu yang dikuasainya, menjelaskan makna ayat 

secara komprehensif sesuai dengan susunan mushaf, menganalisis 

beberapa aspek ayat lalu menafsirkannya, latar belakang keilmuan 

mufasir mempengaruhi bentuk tafsir, dan memberikan ruang yang 

cukup luas bagi mufasir untuk menyampaikan gagasannya.
111

 

Metode ijmâliy adalah menafsirkan Al-Qur`an dengan cara 

menjelaskan ayat-ayat Al-Qur`an dengan singkat dan global, yaitu 

penjelasannya tanpa menggunakan uraian atau penjelasan yang 

panjang lebar, dan kadang menjelaskan kosa katanya saja.
112

 

Dengan metode ini, mufasir menjelaskan makna ayat-ayat Al-

Qur`an secara garis besar. Sistematika mengikuti urutan surah-surah 

Al-Qur`an dalam muṣḥaf ‗Ustmâniy, sehingga makna-makna dapat 

saling berhubungan. Dalam menyajikan makna-makna ini mufasir 

menggunakan ungkapan-ungkapan yang diambil dari Al-Qur`an 

sendiri dengan menambahkan kata-kata atau kalimat-kalimat 

penghubung, sehingga memberi kemudahan kepada para pembaca 

untuk memahaminya.
113

Dengan kata lain, makna yang diungkapkan 

itu biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat-ayat atau menurut 

pola-pola yang diakui jumhur ulama, dan mudah dipahami orang. 

Contoh dari tafsir metode ijmâliy ini adalah Tafsîr al-Jalâlain, 

karya Jalal ad-Din al-Mahalliy dan Jalal ad-Din as-Sayuthiy. Contoh 

implementasi sistematika tafsir global (tafsîr ijmâliy) adalah 

penafsiran ayat QS. Al-Kautsar/108:1–3 dalam Tafsîr al-Jalâlain 

berikut: 

ٓٓ خۡطَيۡنََٰمَٓٓإجَِّا
َ
ذرََٓٱأ ۡٔ ٓلرَِبّمَِٓوَٓ  ١ٓىۡهَ ٓ  ٢ٓنَۡۡرۡٓٱفطََوِّ َٔ ُْ ٓشَاُئِمََٓ بۡتَُٓٱإنَِّ

َ
  ٣ٓلۡۡ

―Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang 

banyak 2. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan 

berkorbanlah 3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu 

dialah yang terputus.‖(Al-Kautsar/108:1–3) 

Tafsir dari surat ini sebagai berikut:  
(Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu) hai Muhammad 

(al-Kautsar) merupakan sebuah sungai di surga dan telaga milik Nabi 
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SAW kelak akan menjadi tempat minum bagi umatnya. Al-Kautsar 

juga berarti kebaikan yang banyak, yaitu berupa keNabian, Al-Qur`an, 

syafaat dan lain sebagainya. 2. (Maka dirikanlah salat karena Rabbmu) 

yaitu salat hari Raya Kurban (dan berkurbanlah) untuk manasik hajimu. 

3. (Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu) yakni orang-

orang yang tidak menyukai kamu (dialah yang terputus) terputus dari 

semua kebaikan; atau putus keturunannya. Ayat ini diturunkan 

berkenaan dengan orang yang bersikap demikian, dia adalah al-ʻAsh 

ibn Wa`il, sewaktu Nabi SAW ditinggal wafat putranya yang bernama 

Qasim, lalu al-ʻAsh menjuluki Nabi sebagai abtar, yakni orang yang 

terputus keturunannya.
114

 

Dari surat tersebut, dapat dilihat bahwa setiap ayat ditafsirkan 

sangat pendek dan bersifat global. Sesuai dengan cara kerja tafsir 

ijmâliy, yaitu mufasir memilih makna yang singkat, menggunakan 

redaksi yang mudah dimengerti, sistematika penulisan tafsir sesuai 

urutan mushaf, menafsirkan dari al-Fatihah hingga an-Nas, tanpa 

perbandingan dan tidak dibatasi oleh tema tertentu, serta tidak 

memberikan banyak ruang bagi mufasir untuk menyampaikan 

gagasannya.
115

 

Adapun metode muqâranah adalah mengemukakan penafsiran 

ayat-ayat Al-Qur`an yang yang membahas suatu masalah dengan 

cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antar ayat dengan 

hadis baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-

pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan 

tertentu dari obyek yang dibandingkan. 

Metode tafsîr muqârin merupakan metode penafsiran yang 

mengambil beberapa ayat Al-Qur`an atau surah untuk berikutnya 

dijelaskan dengan beragam kutipan dari beberapa kitab tafsir, serta 

membandingkannya. Metode ini berusaha untuk menganalisis 

perbandingan beragam kecenderungan pendekatan dan mazhab 

mufasir, daripada menganalisis isi kandungan Al-Qur`an.
116

 

Ciri-ciri sistematika tafsîr muqârin, di antaranya: pembahasan 

sangat luas karena membandingkan antara ayat, hadis, dan pendapat 

mufasir lainnya, ada yang menghubungkan pembahasan dengan 

konotasi kata atau kalimat, dan membandingkan antara ayat-ayat 

yang beredaksi sama, hadis yang mirip, serta pendapat mufasir 

mengenai ayat tertentu. Tafsir dengan sistematika ini memberikan 

wawasan yang luas, menghargai pendapat orang lain, dan pintu 
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pengetahuan semakin terbuka. Karya-karya yang menggunakan 

tafsîr muqârin, seperti Ibnu Jarir ath-Thabariy (w.310 H) dalam 

Jâmiʻ al-Bayân fî Ta`wîl Ayy Al-Qur`ân, Ibnu Katsir (w.774 H) 

dalam tafsir Al-Qur`ân al-ʻAzhîm, dan asy-Syinqithy (w.1393 H) 

dalam Adhwâ` al-Bayân fî Îdhâh Al-Qur`ân bi Al-Qur`ân.
117

 

Metode maudhû‘iy ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-

Qur`an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua 

ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam 

dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbâb 

an-nuzûl, kosakata, dan sebagainya.
118

 Jadi, dalam metode ini, tafsir 

Al-Qur`an tidak dilakukan ayat demi ayat, melainkan mengkaji Al-

Qur`an dengan mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam 

tema doktrinal, sosial, dan kosmologis yang dibahas oleh Al-

Qur`an.
119

 Karya-karya yang menggunakan tafsîr maudhûʻîy, seperti 

Ahkâm Al-Qur`ân karya al-Jashshash, ar-Ribâ fî Al-Qur`ân, al-

Mar`ah fî Al-Qur`ân, al-Jihâd fî Dhau`i Al-Qur`ân, dan lain-lain. 
120

 

 

d. Validitas Penafsiran 

1) Validitas Penafsiran dalam Teori Filsafat Ilmu 

Validitas  pengetahuan  berbicara  tentang  kebenaran.  

Benar tidaknya suatu pengetahuan tergantung dari beberapa hal: 

pertama kebenaran dilihat dari kesamaan proposisi, hal ini dapat 

dibuktikan dengan  kandungan  makna  suatu  pernyataan,  seperti  

penyusunan tanda-tanda atau simbol disusun secara tertib sesuai 

dengan sistaksis, atau dengan bahasa lain simbol tersebut  disusun 

secara sistematis. Kedua kebenaran dilihat melalui semantiknya 

yakni simbol atau tanda-tanda sesuai dengan proposisi yang di 

buat. Dari   pengertian   diatas   dapat   ditarik kesimpulan bahwa 

kebenaran digunakan untuk   mengukur   suatu   pernyataan, pada 

kenyataanya tergantung dari metode-metode yang digunakan 

untuk memperoleh pengetahuan.
121

  

Suatu penafsiran yang kebenarannya bersifat relatif dan 

subjektif pada dasarnya tidak memerlukan analisis epistemologis. 

Namun, keberadaan tafsir sebagai bagian dari disiplin ilmu, 

memungkinkan untuk dilakukan uji validitas atas struktur 
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keilmuan di dalamnya. Salah satu tolok ukur yang dapat 

digunakan menguji validitas suatu ilmu adalah teori kebenaran 

yang umum dikenal dalam filsafat ilmu meliputi koherensi, 

korespondensi dan pragmatis.
122 Ketiganya merupakan instrumen 

yang metodologis yang dapat digunakan untuk membedah secara 

kritis dan analitis terhadap dasar-dasar teoretis suatu ilmu dalam 

membangun validitas ilmiahnya.
123

 

Tafsir sebagai proses dan produk kerja ilmiah telah banyak 

mengalami kemajuan pada aspek epsitemologis. Sebagai produk 

ilmiah, validitas penafsiran dapat diukur dengan melihat 

konsistensi proposisi penafsiran yang disampaikan secara 

sitematis, baik dalam aspek sumber, metode maupun pendekatan 

atau yang umum disebut dengan aspek koherensi.
124

Selain itu, 

pola hubungan antara proposisi dan fakta juga bisa dijadikan 

acuan mengukur validitas suatu produk tafsir atau biasa dikenal 

dengan aspek korespondensi. Terakhir, validitas suatu tafsir juga 

bisa diukur melalui fungsi dan kegunaannya, atau dikenal dengan 

sebutan aspek pragmatis.
125

  

Pertama, teori koherensi aliran ini berpandangan bahwa 

suatu proposisi dikatakan benar jika proposisi tersebut dalam 

keadaan saling berhubungan dengan proposisi lainya secara tertib 

dan benar paham ini biasa dianut oleh kelompok idelaisme. 

Seperti ungkapan yang mengatakan ―semua manusia akan mati‖, 

kemudian ada orang lain berkata ―kematian akan datang pada 

siapa saja‖ maka menurut teori   koherensi   pernyataan   kedua   

tersebut   adalah   benar   sebab pernyataan kedua bersesuaian 

dengan pernyataan pertama. 

Mengukur validitas tafsir dengan teori koherensi memberi 

penjelasan bahwa sebuah tafsir dianggap benar apabila hasil tafsir 

tersebut sesuai dengan proposisi sebelumnya dan konsisten 

menerapkan metodologi yang diterapkan oleh seorang mufasir. 

Teori ini menegaskan bahwa standar kebenaran itu terletak pada 

hubungan internal antara pendapat atau keyakinan itu sendiri. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Khalid Utsman as-Sabt, bahwa yang 

menjadi tolak ukur tafsir itu dianggap benar adalah jika ada 
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konsistensi logis dengan proposisi yang diterapkan 

sebelumnya.
126

 

Kedua, adalah korespondensi yakni aliran yang 

berpandangan bahwa  suatu  pernyataan  benar  jika  apa  yang  

diungkapkan  sesuai dengan kenyataan, dengan kata lain. 

Pernyataan kebenaran melalui a priory maupun refleksi 

kenyataan a osteriory harus memiliki kesesuaian makna dengan 

kenyataan. Aliran ini banyak dianut oleh realisme. Sebagaimana   

contoh bahwa ada pernyataan ―Nabi Muhammad di lahirkan di 

Makkah‖ maka pernyataan ini bisa benar karena menurut 

pandangan indrawi terdapat bukti-bukti kelahiran Nabi di 

Makkah baik itu peninggalan cagar budaya, atau melalui cerita   

sejarah   yang   menunjukkan   bahwa   Nabi   Muhammad   di 

lahirkan di Makkah. 

Mengukur validitas tafsir dengan teori ini, dipahami bahwa 

sebuah penafsiran dikatakan benar apabila ia berkorespondesi, 

cocok, dan sesuai dengan fakta ilmiah yang ada dilapangan. 

Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar bila terdapat 

fakta-fakta empiris yang mendukung pernyataan itu.
127

 

Ketiga, pragmatisme   aliran   ini   menyatakan   bahwa   

suatu kebenaran dapat dilihat dari segi konsekuensi atau 

kegunaan yang didapat. Berupa guna fungsi dan manfaat. Dengan 

kata lain kebenaran sesuatu hal ditinjau sejauh mana pernyataan 

tersebut berguna dan tidaknya.
128

  

Mengukur validitas tafsir dengan teori pragmatis 

memberikan pemahaman bahwa sebuah pengetahuan dianggap 

benar bila ia berhasil memberikan kepuasan, yang digambarkan 

secara bermacam-macam oleh perbedaan pendukung dan 

pendapat. Ada beberapa poin penting dalam teori ini. Pertama, 

teori ini menegaskan suatu asumsi bahwa kebenaran tafsir bukan 

suatu hal yang final. Kedua, teori ini sangat menghargai hasil 

akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga teori ini 

digunakan dalam mengukur kebenaran tafsir, bahwa hasil tafsir 

itu dianggap benar jika secara nyata mampu memberikan solusi 

bagi problem kemanusiaan.
129
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Berdasarkan tiga aspek inilah, teori validitas tafsir 

mukhtasar  ‗Umdat at-Tafsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`ân al-Karîm akan diuji validitasnya dari teori filsafat. 

 

2) Validitas Penafsiran dalam Teori Kaedah Tafsir 

Laju perubahan sosial semakin menonjol, selain banyaknya 

persoalan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang 

belum pernah terjadi atau dipersoalkan pada masa Nabi 

Muhammad SAW, sahabat, dan tabi‘in. Demikian pula 

meningkatnya porsi peranan akal dalam penafsiran ayat-ayat Al-

Qur`an sehingga bermunculanlah berbagai corak penafsiran serta 

pendapat menyangkut ayat-ayat Al-Qur`an.
130

 

Keragaman penafsiran tersebut relevan dengan keadaan Al-

Qur`an itu sendiri seperti yang dikatakan oleh Muhammad 

Arkoun (w.2010 H), seorang pemikir Algeria kontemporer, 

sebagaimana dikutip oleh M Quraish Shihab bahwa Al-Qur`an 

memberikan kemungkinan arti yang tak terbatas. Kesan yang 

diberikan oleh ayat-ayatnya tentang pemikiran dan penjelasan 

pada tingkat wujud mutlak. Dengan demikian, ayat-ayatnya 

selalu terbuka untuk interpretasi, tidak pernah pasti dan tertutup 

dalam interpretasi tunggal.
131

 Maka dalam upaya memahami dan 

menghindari penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an yang keliru 

diperlukan pengetahuan yang komprehensif tentang kaidah-

kaidah yang berhubungan dengan ilmu tafsir. Dan disinilah 

pentingnya kaedah tafsir.  

Kaidah-kaidah dalam menfasirkan Al-Qur`an yang bisa 

dijadikan pedoman dalam penafsiran Al-Qur`an diantaranya 

kaedah menurut Abdurrahman Nasir as-Sa‘diy (w. 1376 H) 

dalam kitabnya al-Qawâid al-Hisân li Tafsîr Al-Qur‘ân. Diantara 

kaedah yang harus diperhatikan oleh mufasir yang dapat 

menjamin validitas tafsirnya adalah: Pertama, kaidah yang terkait 

dengan kebahasaan.
132

 Kedua, kaidah yang terkait dengan hukum. 

Ketiga, kaidah yang berhubungan dengan ilmu Al-Qur`an. 

Keempat, kaidah yang berhubungan dengan tauhid. Kelima, 

kaidah yang berkaitan dengan pedoman hidup.
133
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As-Sa`diy menambahkan karakteristik tersebut sebagai 

berikut: 1. Tidak ada ayat-ayat Al-Qur`an yang bertentangan 2. 

Petunjuk Al-Qur`an tetap relevan dalam setiap ruang dan waktu. 

3. Tidak ada penjelasan semua ayat yang menimbulkan keraguan 

4. Jika terdapat penjelaskan yang samar, maka dibantu dengan 

ayat lain yang mendukung.
134

 

Adapun menurut az-Zarkasyiy bahwa kaidah-kaidah tafsir 

harus diambil dari hadis-hadis Nabi, ilmu bahasa serta ushûl 

syari`at al-Islâmiyah.
135

 Disamping itu M Quraish Shihab 

mengemukakan bahwa seorang mufasir selain ia harus 

memahami ilmu Al-Qur`an, hadis-hadis Nabi, ushûl fikih, 

prinsip-prinsip pokok keagamaan dan disiplin ilmu yang menjadi 

materi bahasan ayat, juga harus menyelami pengetahuan tentang 

perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan.
136

 Dari 

beberapa karakteristik tersebut di atas dalam sejarah 

perkembangan tafsir dijadikan landasan operasional dalam 

penafsiran Al-Qur`an yang kemudian disusun menjadi kaidah-

kaidah tafsir. 

Khalid Utsman as-Sabt menyebutkan, bahwa yang menjadi 

tolak ukur tafsir itu dianggap benar adalah jika ada konsistensi 

logis dengan proposisi yang diterapkan sebelumnya.
137

 

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya 

disimpulkan beberapa landasan teori dalam menilai validitas 

sebuah tafsir dalam teori kaedah tafsir yang dirincikan sebagai 

berikut: 

1. Dari sisi kebahasaan, seorang mufasir harus 

memahami bahasa Arab dengan berbagai bidangnya karena 

bahasa Al-Qur`an menggunakan bahasa tersebut. 

2. Dari sisi ilmu keilmuan seorang mufasir selain ia harus 

memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab dalam berbagai 

bidangnya, ia juga harus memahami ilmu Al-Qur`an, hadis-hadis 

Nabi, ushûl fiqh, prinsip-prinsip pokok keagamaan dan disiplin 

ilmu yang menjadi materi bahasaan ayat, juga harus menyelami 

pengetahuan tentang perubahan sosial dan perkembangan ilmu 

pengetahuan. 
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3. Dari sisi keyakinan, seorang mufasir harus berakidah 

yang benar, meyakini bahwa dalam Al-Qur`an tidak ada 

pertentangan antara ayat dengan ayat.  

4. Dari sisi konten penafsiran, seorang mufasir harus 

menafsirkan ayat dengan penjelasan yang jelas dan tidak 

menimbulkan keraguan orang yang membaca tafsirnya atau 

membuat pembaca salah dalam memahami kandungan Al-

Qur`an. 

5. Dari sisi metode, ada konsistensi logis dengan metode 

yang diterapkan sebelumnya. Dalam hal ini mufasir tidak 

membuat metode yang bertolak belakang dengan metode yang 

telah diterapkan para ulama.  

  

B. Konsep Tafsir Mukhtasar  

Pembahasan tentang konsep tafsir mukhtasar mencangkup dua 

pembahasan utama yaitu; hakikat tafsir mukhtasar dan paradigma tafsir 

mukhtasar. Pada pembahasan hakikat tafsir mukhtasar, peneliti 

membahas definisi tafsir mukhtasar, sinonim dari ikhtisar, sejarah dan 

belakang perkembangan tafsir mukhtasar, sumber tafsir mukhtasar, 

metode tafsir mukhtasar, validitas tafsir mukhtasar yang peneliti rincikan 

sebagai berikut ini. 

 

1. Hakikat Tafsir Mukhtasar 

Kecendrungan ulama dalam menulis ilmu cukup beragam, 

diantara mereka ada yang menulis matan, syarh, hâsyiyah, taqrîr, 

tahmîsy, tazyîl, ikhtishâr.
138

 Matan adalah inti dari pembahasan dan 

penjelasan dari matan ini disebut tafsir dari matan atau diistilahkan 

dengan syarh.
139

 Kecendrungan penulisan dalam bentuk matan ini 

berkembang pesat pada zaman muta`akhkhirîn. Adapun syarh sudah 

muncul dari awal kecendrungan penulisan berbagai karya-karya ulama 

baik dalam tafsir dan ilmu-ilmu lainnya. 

Syarh didefinisikan ulama sebagai penjelasan dari matan. Apabila 

terdapat kata-kata pada matan yang sulit untuk dipahami, maka 

disinilah perlunya penjelasan dari matan tersebut.
140

Kemudian jika ada 
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tambahan-tambahan dari syarh, maka catatan-catatan tambahan 

tersebut biasanya ditulis pada sisi syarh atau bagian bawahnya, maka 

catatan ini diistlahkan dengan hâsyiyah.
141

 Sebagaimana didefinisikan 

oleh Ibnu Mazhur dalam Lisân al-‗Arab: ―Hâsyiyah kulli sya‘I huwa 

jânibuhu aw tharfuhu (yang dimaksud dengan hâsyiyah adalah 

pinggiran atau tepi sesuatu).
142

 

Setelah hâsyiyah, ada ulama yang memberikan komentar terhadap 

hâsyiyah baik sebagai yang setuju atau yang menolak, maka ini 

disitilahkan dengan taqrîr.
143

 Sebagain ulama ada yang menulis 

komentar-komentar (ta‘lîq) atau catatan-catatan terhadap penjelasan 

suatu kitab, lalu ditulis di bagian bawah, maka ini dinamakan dengan 

tahmîsy.
144

 Kemudian ada tulisan kesimpulan yang ditulis di akhir bab, 

ini diistilahkan dengan tazyîl.
145

 

Ada juga diantara ulama yang menulis kitab dengan 

mengumpulkan informasi-informasi lengkap tentang suatu tema yang 

dibahas, maka ini diistilahkan dengan mausû‘ah. 
146

Selain metode-

metode di atas, ada ulama yang menulis kitab dengan bentuk ikhtisar. 

Penjelasan tentang ikhtisar ini akan menjadi poin utama yang dibahas 

dalam penelitian ini. 

 

a.  Definisi Tafsir Mukhtasar 

Definisi mukhtasar secara etimologi merupakan isim maf‘ûl 

dari ikhtashara
147

. Yang dimaksud dengan ikhtishâr al-kalâm 

adalah îjâzuhu yang artinya mempersingkat pengungkapan. Adapun 

untuk mempersingkat ungkapan yaitu dengan cara membuang 

ungkapan-ungkapan yang tidak diperlukan dalam sebuah kalimat 

dan mencukupkan pengungkapan pada sesuatu yang menunjukkan 

arti ungkapan tersebut.
148

 Maka dalam pengertian ini ikhtishâr 

merupakan sinonim dari kata al-îjâz yang artinya mempersingkat. 

Sebagian ahli bahasa membedakan antara kata ikhtishâr 

dengan kata  îjâz. Sebagaimana disebutkan dalam kitab tâj al‘Arûs 
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bahwa îjâz adalah kata yang berarti melepaskan makna dengan 

ungkapan yang singkat tanpa harus sesuai dengan ungkapan aslinya. 

Sementara ikhtishâr adalah menyederhanakan ungkapan dari 

ungkapan yang panjang dengan tetap menjaga makna 

aslinya.
149

Kitab Mughniy al-Muhtâj mendefinisikannya sebagai 

ungkapan yang sedikit lafaznya tapi luas maknanya.
150

 

Demikianlah definisi dari ikhtishâr secara bahasa, adapun 

secara istilah makna kata ikhtisar hampir sama maksudnya dengan 

arti secara bahasa yaitu seputar pengungkapan yang lebih sederhana 

atau pemangkasan kalimat dari kalimat yang panjang menjadi 

kalimat yang pendek dan ringkas.  

Kata ikhtisar disinonimkan dengan kata iqtishâr dan 

didefinisikan sebagai sesuatu yang menunjukkan kepada tujuan 

dengan menghapus sebagian ungkapan atau menyembunyi 

ungkapan tersebut dengan tujuan untuk mempersingkat kata dan 

mendekatkan pemahaman terhadap makna.
151

 Sebagaimana 

disebutkan dalam kitab al-isyârah ilâ al-ijâz. 

Kata mukhtasar dalam kitab Fath al-Mu‘în didefinisikan 

sebagai ungkapan yang singkat namun luas maknanya.
152

 Penafsiran 

terhadap kata mukhtasar cukup beragam dalam pengungkapannya 

namun masih dalam maksud  yang berdekatan. Ada pula yang 

mendefinisikan bahwa mukhtasar adalah ruddu al-kalâm ilâ qalîlihi 

ma‘â istifâ` ma‘nâ wa tahshîlihi (mengembalikan kalimat menjadi 

kalimat yang singkat dan padat makna).
153

 

 Ikhtisar juga didefinisikan dengan arti al-iqlâl bilâ khilâl 

(mempersingkat tanpa mengurangi maksud), taktsîr al-ma‘âniy 

ma‘a taqlîl al ma‘âniy (memperluas makna dengan sedikit kata),  

hazf al-fudhûl ma‘a istifâ` al-ushûl (menghapus yang berlebihan 

dan mencukupkan dengan yang pokok saja), taqlîl al-mustaktsir wa 

dhammu al-muntatsir (mengurangi yang banyak dan memasukkan 

yang populer saja).‖
154
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Jika dikorelasikan dengan bahasa Indonesia, asal kata 

mukhtasar berasal dari bahasa Arab namun telah menjadi kata 

serapan ke dalam dalam kamus bahasa Indonesia dan secara makna 

artinya sama yaitu ringkasan; ikhtisar; yang dipersingkat.
155

 

Dari uraian kata tafsir dan kata ikhtisar dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dengan tafsir mukhtasar itu adalah upaya dalam 

menjelaskan atau menyingkap makna-makna yang terkandung di 

dalam ayat-ayat Al-Qur`an dengan  ‗ibârah (ungkapan) yang  

sederhana dan ringkas atau meringkas (hazf) penjelasan di luar 

maksud ayat pada tafsir yang sudah ada untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami kandungan Al-Qur`an. 

Standarisasi untuk menentukan suatu tafsir merupakan bagian 

dari tafsir mukhtasar ditentukan dengan tiga cara; pertama dengan 

melihat kuantitas sebuah tafsir yaitu kuantitas tafsir mukhatsar, 

tidak kurang dari satu kali lipat Al-Qur`an dan tidak lebih dari dua 

kali lipat Al-Qur`an. Sebagaimana dalam pernyataan Imam al-

Ghazaliy (w.505 H) yang mengatakan: ―Apapun jenis ilmu pasti 

mempunyai ikhtishâr, iqtishâd dan istiqshâ`. Adapun ikhtisar 

dalam tafsir, kadarnya hingga satu kali lipat dari Al-Qur`an 

tersebut, sebagai contoh karangan al-Wahidiy dalam kitab 

Wajiznya. Adapun tafsir iqtishâd adalah yang kadarnya hingga tiga 

kali lipat dari Al-Qur`an seperti karya al-Wahidiy dalam tafsir al-

Wasitnya. Adapun istiqshâ` adalah yang kadarnya sangat melebihi 

dan tidak dapat ditakar sepanjang umur.‖
156

 

Pembatasan makna yang dipaparkan al-Ghazaliy ini dipahami, 

bahwa kadar tafsir mukhtasar tidak lebih dari satu kali lipat ayat 

Al-Qur`an. Jika demikian bagaimana dengan yang kadar tafsir 

yang mencapai hingga dua kali lipat Al-Qur`an. Apakah termasuk 

tafsir mukhtasar atau tafsir wasîth? Berdasarkan kadar yang 

ditetapkan oleh al-Ghazaliy terdahulu dapat dipahami bahwa kadar 

minimal tafsir mukhatsar adalah tidak kurang dari satu kali lipat 

Al-Qur`an dan tidak lebih dari dua kali lipat Al-Qur`an karena 

kategori tafsir al-washît sudah tiga kali lipat dari kadar Al-Qur`an. 

Berdasarkan penjelasan al-Ghazaliy ini dapat disimpulkan 3 

jenis tafsir mukhtasar; pertama, mukhtasar wajîz yaitu mukhtasar 

yang jumlah jilidnya tidak lebih dari satu kali lipat Al-Qur`an. 

Contoh al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-‗Azîz dan al-Mukhtashar fî 

Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm. Kedua, mukhtasar wasîth yaitu tafsir 
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mukhtasar yang jumlahnya kurang dari dua kali lipat Al-Qur‘an. 

Contoh tafsir al-Jalâlain. Ketiga, mukhtasar jâmi‘ yaitu mukhtasar 

yang jilidnya dua kali lipat Al-Qur`an, contoh ‗Umdat at-Tafsîr ‗an 

al-Hâfizh Ibn Katsîr. 

Kedua; dilihat dari sisi konten tafsir, dimana tafsir mukhtasar 

menafsirkan Al-Qur`an dengan bahasa yang sederhana dan mudah 

serta fokus pada makna kandungan Al-Qur`an tanpa membahas 

kajian-kajian yang meluas dalam kebahasaan, perbedaan ulama 

dalam hukum-hukum fikih dan lain sebagainya. Maka dari kategori 

ini, tafsir yang memaparkan makna mufradât dalam Al-Qur`an, 

tidak tergolong bagian dari tafsir mukhtasar. 

 Tafsir mufradât tidak termasuk bagian dari tafsir mukhtasar 

adalah karena tafsir ini hanya memaparkan makna mufradât kata 

demi kata dari Al-Qur`an, tidak dengan kalimat yang sempurna 

melainkan hanya mengartikan lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-

Qur`an saja, sementara penafsiran menjelaskan ayat dengan 

kalimat yang sempurna secara kaedah bahasa. Adapun kitab-kitab 

tafsir yang menggunakan istilah tahzîb, talkhîsh, intiqâ` dan 

istishfâ`, îjâz, taisîr, ‗umdah merupakan bagian dari tafsir 

mukhtasar karena semua istilah tersebut sinonim dari ikhtishâr 

bermakna sama yaitu mempersingkat atau menyederhanakan 

penjelasan. 

Ketiga, dilihat dari sisi kesepakatan para ulama dalam 

penetapannya. Contoh Tafsir al-Jalâlain, tafsir ini menurut ulama 

adalah kategori tafsir mukhtasar karena penjelasan tafsirnya yang 

singkat.  

b.  Sinonim Ikhtisar 

Kata ikhtisar memiliki sinonim cukup beragam diantaranya 

tahzîb,talkhîsh, intiqâ` dan istishfâ`, îjâz, ‗umdat dan taisîr. Makna 

bahasa ―tahzîb‖ adalah ―tanqiyah/tathhîr‖ (membersihkan). 

Barangkali pengarang memaksudkan kitabnya sebagai kitab yang 

berisi inti-inti penting pembahasan yang bersih/bebas dari 

pembahasan yang tidak perlu. Disebutkan dalam Lisân al-‗Arab 

bahwa kata tahzîb lebih dekat maknanya pada kata tanqiyah 

(membersihkan). Apabila disebutkan ―hazzaba asy-Syai` yahzibuhu 

hazban‖ artinya naqqâhu wa akhlashahu (membersihkannya). Bisa 

diartikan dengan ashlahahu (memperbaikinya).
157

 

Kata tahzîb yang dimaksudkan oleh para penulis adalah upaya 

untuk membersihkan suatu buku atau memperbaikinya dan 
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menghapus pembahasan yang tidak diperlukan. Maka antara kata 

ikhtishâr dan kata tahzîb disini memiliki kesamaan karena ikhtishâr 

juga berarti  mempersingkat isi buku dan menghapus hal-hal yang 

tidak diperlukan di dalamnya. Contoh kitab yang berjudul Tahzîb 

at-Tahzîb yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asyqalaniy merupakan 

ringkasan dari kitab Tahzîb al-Kamâl. 

Ikhtisar juga disinonimkan dengan talkhîsh yang jika 

dibawakan ke buku berarti ikhtishâr madhmûnahu (meringkas 

kandungan buku tersebut).
158

 Contoh kitab Talkhîsh al-Miftâh fî al-

Ma‘âniy wa al-Bayân  karya syekh Jalaluddin al-Qazwiniy asy-

Syafi‘iy (w.1338 H). Kata ini lebih sering digunakan dalam kitab-

kitab nahwu. Contoh dalam tafsir  adalah at-Talkhîsh fî Tafsîr Al-

Qur`an al-‗Azhîm karya al-Kawasyiy (w.680 H). 

Adapun makna intiqâ` didefinisikan dengan ikhtiyâr 

(pilihan)
159

. Ungkapan ini sering digunakan oleh para ahli hadis 

ketika mereka tidak mendengar semua hadis dari guru mereka, 

maka mereka memilih hadis-hadis tertentu saja seperti hadis-hadis 

yang sanadnya lebih dekat kepada Rasulullah atau hadis-hadis yang 

sahih saja atau hadis-hadis pilihan yang tidak mereka riwayatkan 

dari guru yang lain dan lain sebagainya.
160

 Contohnya adalah tafsir 

yang dikarang oleh Musa‘id Sulaiman ath-Tayyâr yang berjudul al-

Muntaqâ fî Tafsîr Al-Qur‘an al-Karîm.  

Sinonim lainnya dari kata ikhtisar adalah istishfâ` yang berarti 

khallasha wa khayyara (meringkas dan memilih).
161

 Kata ini 

digunakan dalam Al-Qur`an seperti dalam QS. Al-Hajj/22:75 yang 

menunjukkan arti pilihan. Contoh lainnya dalam surat al-

Baqarah/2:247 yang menunjukkan arti sebagai keistimewaan. Selain 

ini, makna ishtifa` juga digunakan dalam Al-Qur`an dan 

menunjukkan arti pensucian seperti terdapat dalam surat Ali 

Imran/3:42. Contoh kitab yang berjudul al-Ishtifâ` min Sîrah al-

Mushthafâ karangan Abd al-Aziz Ibrahim al-‘Umariy yang 

merupakan ringkasan dari buku Rasûlullah wa Khâtam an-

Nabiyyîn; ad-Dîn wa ad-Daulah. 

Diantara kata lain yang sering digunakan dalam judul-judul 

tafsir mukhtsar adalah al-wajîz.  Kata wajîz berarti ikhtashara 

(meringkas). Dalam istilah tafsir kata ikhtisar atau mukhtasar  dan 
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wajîz  lebih sering digunakan dari pada kata lain. Contoh al-Wajîz fî 

Tafsîr al-Kitâb al-Azîz karya al-Wahidiy (w. 468 H).  

Berikutnya sinonim kata ikhtisar dalam kitab-kitab ringkasan 

adalah kata taisîr yang sering dipopulerkan dengan Tafsîr al-

Muyassar. Al-Muyassar berarti yang dimudah, tafsir yang populer 

dengan menggunakan istilah al-Muyassar adalah Tafsîr al-

Muyassar oleh ‗A`idh al-Qarniy dan Tafsîr al-Muyassar karya Tim 

Ulama.  

Kata ‗umdah juga merupakan sinonim dari kata ikhtishâr yang 

jika di-idhâfah-kan ke dalam kalimat berarti mâ lâ yashihhu 

hazfahu
162

 (sesuatu yang yang tidak boleh dihapus lagi). Sebagai 

contoh adalah kitab tafsir yang akan diteliti oleh penulis yang 

berjudul ‗Umdat at-Tafsîr karya Ahmad Syakir yang meringkas 

tafsir Ibnu Katsir. 

c. Sejarah dan Latar Belakang Perkembangan Tafsir Mukhtasar 

Imam adz-Dzahabiy (w.1397 H) mengemukan bahwa zaman 

kodifikasi tafsir itu dimulai pada periode ketiga Hijriyah. Periode ini 

dimulai di akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal masa 

pemerintahan Bani ‗Abbasiyah. Demikianlah tafsir berkembang dan 

kitab-kitab yang dikarang mulai menampakkan aliran-aliran yang 

berbeda-beda. Istilah-istilah ilmiah mulai terbakukan di dalam 

ungkapan-ungkapan Al-Qur`an.
163

 Secara global, sebagian ahli tafsir 

membagi periodisasi penafsiran Al-Qur`an ke dalam tiga fase: 

periode mutaqaddimîn (abad 1-4 H), periode muta`akhkhirîn (abad 

4-12H), dan periode modern (abad 13 H-sekarang). 

Yang dimaksud zaman mutaqaddimîn disini ialah zaman para 

penulis tafsir Al-Qur`an gelombang pertama, generasi ini telah 

memisahkan tafsir dan hadis dari pada zaman sebelumnya sesuai 

dalam Shahîh Bukhariy yang terdapat pada pembahasan tafsir. 

Periode ini mulai dari akhir zaman tâbi‘ at-tâbi‘in sampai akhir 

pemerintahan dinasti ‗Abbasyiyah, 150 H/782M sampai tahun 656 

H/1258 M atau mulai abad II sampai abad VII H. Periode 

muta`akhkhirîn dimulai sejak jatuhnya Baghdad pada tahun 656 

H/1258M sampai timbulnya gerakan kebangkitan Islam pada 1286 

H/1888M atau dari abad VII sampai XIII H.  

Lebih lanjut dijelaskan oleh adz-Dzahabiy, diantara karya 

tafsir pemula yang sampai ke tangan generasi sekarang dan ditulis 

oleh pengarangnya sendiri adalah kitab al-Wujûh wa an-Nazâir 
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karya Muqatil Sulaiman al-Balkhiy (w.150 H) seorang tâbi‘-tâbi‘in. 

Di dalam karya tafsirnya tersebut Muqatil menyebutkan beberapa 

orang mufasir dari kalangan tabi‘in seperti Sa‘id ibn Jubair (w.95 

H), Mujahid ibn Jabr (w.104 H) dan adh-Dhahak ibn Muzahim 

(w.102 H). Sa‘id ibn Jubair dan Mujahid ibn Jabr adalah murid 

langsung dari Abdullah ibn ‗Abbas (w.68 H).
164

 

Az-Zarqaniy menjelaskan, sejak dari abad pertama sampai abad 

ketiga Hijriyah, dari berbagai kitab tafsir Al-Qur`an belum ada yang 

memuat tafsir Al-Qur`an secara utuh. Penafsiran Al-Qur`an secara 

keseluruhan baru bermula pada abad IV hijriyah. Ini pertama kalinya 

dipelopori oleh Ibnu Jarir ath-Thabariy (w.310 H) yang menulis 

Jâmi‘ al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur`ân.
165

 

Imam ath-Thabariy mengumpulkan berita dari para 

pendahulunya yang berkaitan dengan Al-Qur`an. Beliau 

menggunakan sumber isnâd untuk menafsirkan Al-Qur`an dengan 

tujuan agar penafsiran tetap bersandar kepada penafsiran yang dapat 

dipertanggung jawabkan. Imam ath-Thabariy dalam menafsirkan Al-

Qur`an berupaya mengumpulkan berbagai hadis, pernyataan para 

sahabat dan tâbi‘-tâbi‘in dengan menyebutkan riwayat dan sanadnya 

walaupun banyak dari riwayat dan sanad tersebut tidak sahih. Akan 

tetapi hal tersebut menurut az-Zarqaniy tidak mengurangi nilai 

ilmiah tafsir ath-Thabariy, justru dengan menyebut riwayat dan 

sanad beliau menyerahkan kepada pembaca untuk menilai kekuatan 

sebuah hadis dan riwayat yang beliau sebutkan dalam tafsirnya.
166

 

Berbagai penekanan pendekatan lainnya ketika menafsirkan 

Al-Qur`an adalah penekanan dari aspek bahasa diantaranya 

dilakukan oleh az-Zajaj dalam tafsirnya Ma‘âniy Al-Qur`ân, begitu 

juga dengan al-Wahidiy dan Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf al-

Andalusiy dalam tafsirnya al-Bahr al-Muhîth. Dari penekanan 

pendekatan sisi teologi ditulis oleh az-Zamakhshariy dengan 

kitabnya al-Kasysyâf, Fakhrudin ar-Raziy dalam kitabnya Mafâtih 

al-Ghaib dan al-Baidhawiy dengan kitabnya Anwâr at-Tanzîl wa 

Asrâr at-Ta‘wîl. Penekanan terhadap aspek hukum ditulis oleh al-

Jashshash dengan karyanya Ahkâm Al-Qur`ân, Ibnu ‗Arabiy, dan al-

Qurthubiy dengan karyanya al-Jâmi‘ li Ahkâm Al-Qur`an.
167
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Kemudian pada ke-4 berawal kecendrungan terhadap tafsir 

mukhtasar.  

Perkembangan tafsir mukhtasar sudah dimulai pada masa 

mutaqaddimîn yang dipelopori oleh Ibnu Abi Zamanain al-Albiriy 

(w.399 H). Maka dengan ini keberadaan tafsir mukhtasar sudah 

terlacak pada abad ke-4 H dengan nama kitab Tafsîr Al-Qur‘ân al-

Azîz. Tafsir ini satu masa dengan kemunculan tafsir karya ath-

Thabariy. Kemudian pada abad ke-5 H  al-Wahidiy menciptakan 

karya tafsir mukhtasar dengan judul ―al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-

‗Azîz  pada abad ke 5 H. Pada abad ini juga tedapat karya tafsir 

mukhtasar yang meringkas tafsir ath-Thabariy ditulis oleh at-

Tujaibiy (w.419 H) dengan judul kitab al-Mukhtashar min Tafsîr 

ath-Thabariy. 

Metode tafsir ini terus berkembang pada abad-abad berikutnya 

hingga abad kontemporer. Pada abad ke-6 H terdapat tafsir 

mukhtasar yang ditulis oleh Izzi Abd as-Salam (w.660 H) dengan 

judul kitab Tafsîr Al-Qur‘ân Ikhtishâr an-Nukat yang meringkas 

tafsir  al-Mawardiy. Tafsir mukhatsar lainnya yang ditulis pada abad 

 ke – 6 H adalah an-Nahr al-Mâd karya Abi Hayyan al-Andalusiy 

(w.635 H) yang meringkas tafsir al-Bahr al-Muhith. Kemudian pada 

abad ke-7 H terdapat karya tafsir mukhtasar yang cukup termasyhur 

yaitu Tafsîr al-Jalâlain yang ditulis oleh Jalaluddn al-Mahalliy 

(w.864 H) dan Jalaluddin as-Sayuthiy (w. 911 H)  

Adapun karya tafsir muhktashar abad kontemporer yang cukup 

temasyhur adalah  kitab ‗Umdat at-Tafsîr yang ditulis oleh Ahmad 

Syakir pada tahun 1376 H/ 1956 M dan merupakan ringkasan dari 

tafsir Ibnu Katsir. Kemudian pada tahun 1960/1381 H kumpulan 

ulama tafsir juga menulis at-Tafsîr al-Muyassar dengan metode 

ibtidâ‘. Selanjutnya pada tahun 1422 H, terbit kitab at-Tafsîr al-

Muyassar yang ditulis oleh ‗A`idh al-Qarniy dan karya-karya tafsir 

lainnya.  Tafsir mukhtasar yang termasyhur pada saat ini adalah 

kitab al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm yang ditulis oleh 

Jamâ‘ah min Ulamâ` at-Tafsîr dan kitab inilah yang akan menjadi 

pembahasan dalam penelitian ini.  

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap perkembangan tafsir 

mukhtasar dari zaman klasik hingga zaman kontemporer, ditarik 

kesimpulan bahwa latar belakang adanya tafsir mukhtasar sebagai 

berikut: 

Secara umum ada tiga latar belakang munculnya tafsir 

muktasar. Pertama, kecendrungan untuk mencari tafsir yang lebih 

mudah dan ringkas dan kecendrungan ini ada pada setiap zaman. 

Sebagaimana pengakuan Al-Wahidiy sebagai salah seorang pemula 
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dalam menciptakan karya tafsir mukhtasar menyatakan bahwa 

alasan utama menciptakan karya tafsir mukhtasar tersebut adalah 

untuk memudahkan umat pada zamannya memahami Al-Qur`an 

sehingga beliau menuliskan satu pendapat saja dalam penafsiran 

yaitu pendapat Ibnu ‗Abbas.
168

 Maka ditulislah mukhtasar ini dalam 

satu jilid saja. Kitab ini ditulis dengan ungkapan yang mudah 

dipahami untuk umat Islam pada masa itu dan fokus pada satu 

pendapat tanpa perdebatan dalam menafsiran ayat.  

Kedua, perbedaan zaman mempengaruhi metodologi penulisan 

tafsir. Ketika zaman klasik dibutuhkan tafsir yang menjelaskan 

silsilah sanad misalnya, hal itu disebabkan karena penafsiran 

bersanad pada masa itu sangat diperlukan karena banyaknya 

riwayat-riwayat palsu terhadap hadis-hadis nabi. Kondisi ini dirasa 

perlu menyebutkan kedudukan sebuah riwayat yang disampaikan 

sehingga penafsiran pada masa itu sangatlah meluas.  

Perluasan pembahasan terkadang juga disebabkan oleh 

banyaknya pengulangan penjelasan sehingga penafsiran menjadi 

sangatlah panjang. Sebagaimana diakui oleh Ibnu Abi Zamanain 

dalam meringkas tafsir Yahya Ibn Sallam: ―Aku membaca tafsir 

Yahya ibn Sallam (w.200 H) dan aku dapati banyak pengulangan 

penjelasan dalam tafsirnya dan juga pengulangan hadis, maka inilah 

penyebab panjangnya penafsiran Yahya ibn Sallam.‖
169

 

Ketiga, perbedaan bahasa. Bahasa setiap zaman berkembang. 

Setiap zaman akan mudah memahami bahasa yang berkembang 

pada zamannya. Maka dalam hal, kalaupun ada tafsir mukhtasar 

pada zaman tertentu, namun belum tentu cocok dengan bahasa umat 

yang hidup pada zaman setelahnya. Sebagaimana disebutkan oleh 

Ibnu Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy: ―Diantara kendala 

yang dihadapi oleh umat dalam memahami kandungan Al-Qur`an 

adalah karena penafsiran yang terlalu panjang dengan istilah-istilah 

dan penggunaan bahasa serta ungkapan yang kurang dimengerti oleh 

sebagian orang disebabkan keberagaman tingkat keilmuan yang 

mereka miliki, sementara tujuan dari tafsir adalah untuk 

mendekatkan pemahaman kandungan Al-Qur`an yang dapat 
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dipahami oleh umat sesuai dengan bahasa yang mudah mereka 

pahami.‖
170

 

Keempat, perbaikan penafsiran. Kesalahan-kesalahan 

penafsiran tidak jarang terjadi di kalangan ulama, seperti kesalahan 

dalam masalah akidah, pengambilan hukum, penukilan hadis-hadis 

palsu, kisah-kisah isra‘iliyat dan lain sebagainya. Maka dengan 

adanya mukhtasar akan menjadi solusi untuk memperbaiki 

kesalahan pada penafsiran sebelumnya. Sebagai contoh tafsir al-

Baghawiy yang mana tafsir tersebut adalah ringkasan dari tafsir ats-

Tsa‘labiy, tujuan al-Baghawiy adalah memperbaiki kesalahan-

kesalahan yang terdapat dalam tafsir ats-Tsa‘labiy tersebut. 

 

d. Sumber Tafsir Mukhtasar 

 

Tafsir mukhtasar jika dianalisa dari sisi sumber terdiri dari dua 

bentuk; tafsir mukhtasar bi al-Ma`tsûr dan tafsir mukhtasar bi ar-

ra`yi. Jika tafsir mukhtasar bi al-Ma`tsûr, maka sumbernya merujuk 

kepada Al-Qur`an, sunnah, qaul ash-shahâbah yang bersambung 

riwayatnya kepada mufasir utama yaitu Nabi dan shahabat. Adapun 

jika tafsir mukhtasar bi ar-ra`yi, maka sumber penafsirannya lebih 

didominasi oleh pendapat mufasir yang menulis kitab tafsir 

mukhtasar dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang berkaitan 

dengan tafsir bi ar-ra`yi.  

Sumber utama tafsir mukhtasar bi al-Ma`tsûr selain sumber-

sumber yang telah disebutkan sebelumnya adalah tafsir Induk. Yang 

dimaksud dengan tafsir induk adalah tafsir-tafsir besar yang akan 

diringkas oleh mufasir. Sebagian besar tafsir induk yang diringkas 

adalah tafsir besar yang cukup luas dalam pembahasannya. Tujuan 

dari meringkas tafsir-tafsir besar ini untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami kandungan yang terdapat pada tafsir tersebut.  

Berikut diantara tafsir yang paling banyak diringkas oleh 

ulama adalah tafsir ath-Thabariy, tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-

Qurthubiy, tafsir asy-Syaukaniy dan tafsir-tafsir lainnya yang 

diringkas oleh mufasir setelahnya dengan nuansa tafsir yang 

beragam. Yang dimaksud dengan nuansa tafsir di sini adalah ruang 

dominan sebagai sudut pandang dari suatu karya tafsir. Misalnya 

nuansa kebahasaan, teologi, sosial-kemasyarakatan, dan 

seterusnya.
171
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Adz-Dzahabiy menjelaskan diantara arah dan nuansa tafsir 

yang berkembang dari awal penafsiran hingga abad kotemporer 

adalah nuansa isnâd, nuansa lughawiy, nuansa ‗ilmiy, nuansa târikh 

dengan memasukkan kajian sejarah dalam penafsiran ayat seperti 

tafsir karya ats-Tsa‘labiy. Tafsir dengan nuansa ta`wîl yang 

menjelaskan ayat dengan pentakwilan-pentakwilan yang 

menyimpang seperti az-Zamaksyariy dalam al-Kasysyâf . Tafsir 

dengan nuansa tasawwuf atau yang dikenal dengan tafsir isyâriy 

seperti tafsir Ibnu ‗Arabiy. Nuansa al-Adab al-Ijtimâ‘iy  seperti 

tafsir al-Manâr.
172

 

 

1) Tafsir Induk dengan Nuansa Isnâd 

Nuansa isnâd adalah nuansa tafsir yang menyebutkan sanad-

sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW, sahabat, 

tabi‘in, tabi‘ tabi‘in. Model tafsir ini tergambar dalam tafsir ath-

Thabariy kemudian diiukuti oleh Ibnu Katsir, nuansa aqâ`id yang 

didominasi oleh kajian akidah mazhabiyah dalam tafsir.
173

Dalam 

contoh ini peneliti hanya menyebutkan beberapa contoh tafsir 

berikut: 

a) Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wil Ayy Al-Qur`ân 

Kitab ini diberi nama oleh pengarangnya dengan judul 

Jâmi‘ al Bayân ‗an Ta‘wîl Ayy Al-Qur‘ân sering disebut pula 

dengan Jâmi‘ al Bayân fî Tafsîr Al-Qur‘ân Tafsîr ath-

Thabariy dan ada juga yang menyebutnya dengan Jâmi‘ al-

Bayân fî Ta‘wîl Ayy Al-Qur‘`ân (menggunakan fî bukan ‗an). 

Kitab ini menjadi referensi utama bagi para mufasirîn terutama 

penafsiran bi an-naqliy atau bi ar-riwâyah. Meskipun 

terkadang juga menjadi rujukan pada tafsir bi ar-ra`yi karena 

tafsir karya ath-Thabariy (w.310 H) ini juga mengandung 

isthinbâth yang merupakan hasil ijtihâd dari mufasir. 

Dalam tafsir ini selain penjelasan Rasulullah SAW, 

pendapat shahabat, pendapat tabi‘in menjadi dasar utama 

dalam penafsiran, ath-Thabariy juga mengupas secara detail 

analisa yang terperinci terhadap ayat yang ditafsirkan. Bahkan 
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tafsir ini juga menjadi pegangan utama para ulama dalam 

menganalisa suatu hukum dalam Al-Qur`an. 

Adz-Dzahabiy mengungkapkan bahwa tafsir karya ath-

Thabariy merupakan tafsir terdepan dari sisi zaman dan dari 

sisi keilmuan. Dikatakan terdepan dari sisi zaman karena tafsir 

ini merupakan tafsir pendahulu dari karya-karya tafsir lainnya. 

Dikatakan terdepan dari sisi keilmuan karena keistimewaan 

yang ada pada kitab tafsir ath-Thabariy dari kitab-kitab tafsir 

lainnya, baik dari sisi metodologi penafsiran dan dari sisi nilai 

serta kedudukannya.
174

Tafsir ath-Thabariy menjadi rujukan 

lahirnya tafsir Ibnu Katsir. Bahkan menurut adz-Dzahabiy 

tafsir Ibnu Katsir merupakan bentuk tafsir bi al-ma‘tsûr kedua 

setelah tafsir ath-Thabariy.
175

 

Tafsir ath-Thabariy menjadi tafsir induk dalam tafsir al-

Mukhtashar disebabkan luasnya pembahasan dalam tafsir ini 

memuat tafsir Al-Qur`an secara keseluruhannya yaitu 30 juz 

yang dikemas dalam 15 jilid (terbitan Dar al Fikr Beirut 1984) 

dengan perincian jilid 1 (juz 1) jilid 2 (juz 2) jilid 3 (juz 3-4) 

jilid 4 (juz 5-6) jilid 5 (juz 7-8), jilid 6 (juz 9-10) jilid 7 (juz 

11-12), jilid 8 (juz 13- 14), jilid 9 (juz 15-16), jilid 10 (juz 17-

18), jilid 11 (juz 19-21), jilid 12 (juz 22-24) jilid 13 (juz 25-

27) jilid 14 (juz 28-29) dan jilid 15 (juz 30). 

Penyebab luasnya penafsiran ath-Thabariy ini adalah 

masuknya penjelasan-penjelasan di luar tafsir itu sendiri. Jika  

seseorang membaca tafsir ini, maka akan dilihat luasnya 

penjelasan ath-Thabariy dalam menafsirkan suatu ayat dalam 

kitâbullah. Seperti menjelaskan perbedaan pendapat ulama 

yang berkaitan dengan ayat, kemudian ia menafsirkan ayat 

tersebut dan mendukung penafsirannya dengan pendapat para 

sahabat dan tabi‘in.  

Ath-Thabariy tidak hanya mencukupkan kepada sekedar 

mengemukakan riwayat-riwayat saja, melainkan juga 

mengkonfrontir riwayat-riwayat tersebut satu sama lain dan 

mempertimbangkan mana yang paling kuat. Adakalanya ath-

Thabariy juga menyetir syair-syair Arab, juga membahas segi-

segi i‘râb (infleksi kata), apabila yang demikian itu dianggap 

perlu. Ath-Thabariy juga terkadang meneliti hadis-hadis 

musnad yang dijadikan argumentasi. Kadang-kadang menolak 

sebuah hadis yang dijadikan ta‘wîl bagi sebuah ayat karena 
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bertentangan hukum yang telah ditetapkan oleh para ahli fikih. 

Maka untuk memudahkan memahami kandungan tafsir 

tersebut, para ulama berlomba meringkasnya.  

 

b) Tafsîr Al-Qur`ân al-‘Azhîm  

Tafsir ini ditulis oleh Ibnu Katsir yang dinamai dengan 

Tafsîr Al-Qur`ân al-‗Azhîm cukup banyak menjadi rujukan 

bagi para ulama tafsir terutama dalam hal tafsir bi ar-riwâyah. 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menuliskan sanad setiap hadis 

yang berkaitan dengan ayat, serta menjelaskan kedudukan 

sanad-sanad hadis untuk mengetahui kedudukan hadis dalam 

menafsirkan ayat-ayat tersebut sehingga menurut sebagian 

ulama tafsir ini merupakan tafsir terbaik. Tafsir ini menjadi 

rujukan bagi para ulama tafsir yang konsisten dalam 

menafsirkan Al-Qur`an bi ar-riwâyah. Tafsir ini merupakan 

tafsir induk dari ‗Umdat at-Tafsîr yang akan menjadi tema 

pembahasan dalam penelitian ini.  

 

2) Tafsir Induk dengan Nuansa Lughawiy (Gramatika) 

Nuansa lughawiy adalah penafsiran yang didominasi 

dengan beragam kajian kebahasaan seperti nahw dengan 

menyebutkan beragam pendapat ahli nahw dalam ayat yang 

ditafsirkan seperti tafsir az-Zujaj, al-Wahidiy dalam tafsir al-

Basîth, Abu Hayyan dalam al-Bahru al-Muhîth.
176

   

a)  Al-Kasyfu wa al-Bayân ‘an Tafsîr Al-Qur`ân 

Karya tafsir induk pendahulu yang menjadi tafsir rujukan 

adalah tafsir ats-Tsa‘labiy yang dinamai dengan al-Kasyfu wa 

al-Bayân ‗an Tafsîr Al-Qur`ân. Nama lengkap penulis tafsir 

ini adalah Ahmad ibn Ibrahim ats-Tsa‘labiy an-Naisaburiy 

(w.427 H). 

Tsa‘labiy dalam penafsirannya membahas secara 

ekstensif tentang gramatika dan fikih, ia mempunyai 

kegemaran bercerita dan memberikan informasi-informasi 

sehingga dari awal tafsirnya banyak sekali terdapat riwayat 
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isra`illiyat.
177

 Inilah yang membuat tafsir ini menjadi sangat 

luas sekali membahas permasalahan-permasalahan di luar 

tafsir. Bahkan disebutkan oleh penulis sendiri, tafsir ini 

mencangkup 14 permasalahan di dalamnya.  

Diantaranya pembahasan nahw yang panjang berkaitan 

dengan ayat, meluas dalam pembahasan hukum-hukum fikih, 

meluas dalam membahas kisah-kisah dan pembahasan lainnya 

yang berkaitan dengan ayat. Inilah yang memicu lahirnya 

tafsir al-Baghawiy dimana menurut Ibnu Taimiyah  tafsir al-

Baghawiy adalah bentuk ringkas dari tafsir Kasyfu wa al-

Bayân ‗an Tafsîr Al-Qur`ân.
178

  

 

b) An-Nukat wa ‘Uyûn fî Ta`wîl Al-Qur`ân  

Tafsir ini ditulis oleh al-Mawardiy (w.450 H) diberi 

nama dengan an-Nukat wa ‗Uyûn fî Ta`wîl Al-Qur`ân. Tafsir 

al-Mawardiy ini termasuk tafsir singkat, yang mencakup ayat-

ayat Al-Qur`an secara komplit dengan metode bayâniy dan 

adabiy (metode interpretasi dan sastra). Al-Mawardiy 

memperhatikan aspek-aspek bahasa sehingga beliau 

memaparkan asal-usul kata dan menjelaskan makna ayat 

dengan mengambil penjelasan dari peribahasa dan syair yang 

terkait, kemudian menghubungkannya dengan makna yang 

dikehendaki oleh ayat. Al-Mawardiy dalam tafsirnya juga 

menghimpun berbagai pandangan dari ulama terdahulu dan 

terkini serta tidak lupa untuk memberikan penjelasan dan 

komentar pada semua ayat-ayat Al-Qur`an yang ditafsirkan.
179

 

Tafsir ini pernah diterbitkan oleh penerbit Dar al-Kutub 

al-Ilmiyah, Beirut, pada tahun 1412 H/1992 M, yang di-tahqîq 

oleh Sayyid Abd al-Maqshud ibn Abd ar-Rahim seluruhnya 

sebanyak 6 jilid. Pada tahun 1402 H/1982 M, tafsir ini pernah 

diterbitkan oleh Kementrian Wakaf Kuwait.  

Menurut peneliti, faktor yang menjadikan tafsir karya al-

Mawardiy ini menjadi rujukan atau tafsir induk untuk 

diringkas bagi tafsir setelahnya baik untuk diringkas ataupun 

dianalisa adalah karena tafsir ini memberikan nuansa 
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penafsiran dengan corak gramatika yang luas dalam mengkaji 

pembahasan ayat sehingga perlu untuk diringkas agar urgensi 

utama penafsiran sampai pada pembaca. 

 

c) Al-Kasysyâf 

Tafsir al-Kasysyâf merupakan rujukan dalam tafsir bi 

ar-ra`yi. Tafsir ini secara akidah lebih cendrung kepada 

akidah Mu‘tazilah sehingga banyak mendapat kritikan dari 

para ulama. Corak tafsir karangan az-Zamaksyariy (w. 538 H) 

ini lebih dominan kepada aspek bahasa, sehingga menjadi 

rujukan bagi sebagian para ulama dalam kajian kebahasaan 

yang berkaitan dengan ayat. Sebagaimana diungkapkan oleh 

az-Zarqaniy, salah satu ciri dari tafsir az-Zamakhsyariy adalah 

perhatiannya terhadap makna kata dan kedudukannya dalam 

suatu kalimat.
180

Tafsir ini menjadi tafsir induk terhadap 

kemunculan tafsir berikutnya, baik meringkasnya atau pun 

untuk keperluan lainnya dalam memahami kandungan Al-

Qur`an. 

 

d) Al-Muharrar al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-Azîz 

Tafsir ini ditulis oleh Ibnu ‗Athiyyah yang dinamai 

dengan al-Muharrar al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-Azîz.
181

 

Nama lengkap Ibnu ‗Athiyyah adalah Abd al-Haq Ghalib ibn 

‗Athiyah al-Andalusiy al-Maghribiy al-Gharmathiy. Ia 

dilahirkan pada tahun 481 H dan wafat pada tahun 546 H.
182

 

Ibnu `Athiyah adalah salah satu hakim terkenal dari Spanyol 

selama masa keemasan Islam. Ia dibesarkan dalam lingkungan 

pencinta ilmu dan keluarga terhormat. Ia adalah salah seorang 

hakim yang mempunyai reputasi tinggi dan ahli dalam 

berbagai bidang ilmu pengetahuan, hadis, tafsir, bahasa dan 

sastra. Ia juga seorang tokoh terkemuka bermadzhab Maliki.  

Tafsir ini menjadi rujukan bagi para mufasir dalam 

mengutip sya‘ir-sya‘ir Arab yang berkaitan dengan penafsiran 

Al-Qur`an. Ibnu ‗Athiyyah dalam tafsirnya cukup banyak 

menafsirkan Al-Qur`an yang dikaitkan dengan kaedah-kaedah 
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nahw. Terkadang Ibnu Athiyyah ada kalanya melakukan 

elaborasi terhadap makna suatu ayat. Dari beberapa elaborasi 

yang ada, di antaranya ada yang terkait dengan tema fikih, 

tauhid, atau persoalan sosial pada masa itu sehingga tafsir ini 

menjabar penjelasannya ke luar tema tafsir itu sendiri. Namun 

tafsir Ibnu ‗Athiyyah menjadi rujukan oleh para ulama tafsir 

setelahnya dalam menciptakan karya tafsir baru diantaranya 

Ibnu Katsir. 

 

e) Al-Bahr al-Muhîth 

Salah satu karya Abu Hayyan (w.745 H) yang paling 

terkenal adalah tafsir al-Bahru al-Muhîth yang terdiri dari 8 

jilid besar. Penyusunan tafsir ini dilandasi oleh tiga hal; 

Pertama: Ia ingin selalu membaca Al-Qur`an, Kedua: Ia ingin 

memperbanyak amal kebaikan, dan yang ketiga: Supaya 

jiwanya selalu terjaga.
183

 

Abu Hayyan dalam tafsirnya banyak mengambil 

penafsiran dari az-Zamakhsyariy dan Ibnu ‗Athiyyah.
184

 

Dalam penafsirannya, Abu Hayyan tidak mengenyampingkan 

asbâb an-nuzûl ayat, nâsikh-mansûkh, qirâ`at, balâghah, 

begitu pula ayat-ayat yang mengandung hukum semuanya 

dijelaskan dengan menukil pendapat para ulama dalam 

menginterpretasikan ayat tersebut.
185

 

Pendekatan yang paling dominan digunakan dalam tafsir 

ini adalah pendekatan lughawiy (bahasa), kemudian 

pendekatan fikih. Dalam menggunakan pendekatan bahasa 

beliau banyak menukil penafsiran az-Zamakhsyariy dan Ibnu 

‗Athiyyah karena kedua mufasir tersebut cenderung 

menafsirkan Al-Qur`an dengan pendekatan kebahasaan. Az-

Zamakhsyariy misalnya, ia banyak menyingkap keindahan 

bahasa Al-Qur`an dan ketinggian unsur ke-balaghan-nya 

melalui pendekatan ilmu al-ma'âniy, ‗ilmu al-bayân, nahw 

dan sharaf.  

Ia berpendapat bahwa untuk menyingkap kandungan Al-

Qur`an maka yang paling penting kita kuasai adalah ilmu 
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bahasa Arab dengan berbagai macam cabang-cabangnya.
186

 

Sementara dalam menggunakan pendekatan fikih, Abu 

Hayyan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, beliau 

menyertakan pendapat sahabat dan tabi'in. Begitupula beliau 

menukil pendapat dari imam mazhab yang empat, Abu 

Hanifah, Malik, Syafi'iy dan Ahmad. Akan tetapi karena pada 

saat itu di Andalusia banyak penganut mazhab Maliki 

sehingga dalam meng-istinbath-kan hukum ia banyak 

berpedoman pada mazhab Maliki. Namun setelah ia 

meninggalkan Andalusia, berpindah kembali ke mazhab azh- 

Zhâhiriy.
187

 

Abu Hayyan banyak menggunakan sumber riwâyah yang 

dalam hal ini adalah Al-Qur`an dan hadis-hadis Nabi sehingga 

tafsir ini masuk dalam kategori tafsir bi al-Ma'stûr. Abu 

Hayyan menyebutkan hadis yang betul-betul dari Nabi 

ataupun dari sahabat dan tabi'in yang tsiqah. Akan tetapi 

beliau tidak mengutip secara lengkap sanad hadis yang 

dimaksud, begitupula tidak menyebutkan dari mana sumber 

hadis rujukannya, dan pada sebagian tempat ia tidak 

menyebutkan rawi hadis sehingga besar kemungkinan ada 

beberapa hadis dha‘îf yang dipakai dalam menafsirkan ayat.  

Disamping tafsir ini dikategorikan sebagai tafsir bi al-

Ma'tsûr, juga bisa dikategorikan sebagai tafsir bi ar-ra‘yi. Hal 

ini bisa dilihat dari metode Abu Hayyan dalam menjelaskan 

i'râb ayat demi ayat secara rinci sehingga secara sepintas 

ketika kita membuka tafsir ini seakan-akan yang kita baca 

adalah buku i'râb. 

Diantara keunikan tafsir ini adalah dalam penafsirannya 

diselipkan syair-syair Arab yang digunakan oleh penulisnya 

dalam menjelaskan ayat sekalipun tidak disebutkan sumber 

syair yang dinukilkan. Kemudian ia menjelaskan yang 

menjadi syawâhid dalam syair tersebut. Meluasnya 

pembahasan gramatika dalam tafsir ini, maka tafsir ini 

dijadikan kitab induk bagi para mufasir setelahnya dalam hal 

tafsir lughawiy dan tafsir yang dihubungkan dengan sya‘ir-

sya‘ir. 
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3) Tafsir Induk dengan Nuansa ‘Ilmiy 

Tafsir dengan nuansa ‗ilmiy adalah kajian tafsir yang 

memasukkan pengkajian ilmuan-ilmuan dalam tafsirnya seperti 

tafsir ar-Raziy dalam Mafâtih al-Ghaib.
188

 

Tafsîr al-Kabîr Mafâtih al-Ghaib 

Tafsir ini ditulis oleh Fakhruddin ar-Raziy (w.606 H)
189

 

yang terkenal dengan beberapa karya-karya tafsir fenomenalnya. 

Tafsirnya yang termasyhur adalah Tafsîr al-Kabîr Mafâtih al-

Ghaib. Menurut ad-Dawudiy tafsir ini ditulis dalam 12 jilid.
190

 

Meskipun ulama berbeda pendapat tentang keotentikan 

penyelesesaian penulisan tafsir ini, apakah ar-Raziy 

menyelesaikan karya tafsirnya atau tidak, namun al-‘Umariy 

menyimpulkan setelah melakukan penelitian terhadap karya 

tafsir ar-Raziy bahwa sebenarnya ar-Raziy sudah menyelesaikan 

penulisan tafsirnya 30 juz. 

 Buruknya kondisi politik pada masa itu yang menimpa 

kota Khawarizmi disebabkan oleh serangan Tatar 11 tahun 

setelah ar-Raziy meninggal dunia, maka hilanglah 1 juz dari 

kitab ini dan kekurangan ini kemudian dilengkapi oleh 

Syiha`uddin al-Kubiy (w. 639 H/1241 H).
191

  

Corak penafsiran Mafâtih al-Ghaib adalah tafsir al-‗ilmiy, 

falsafiy, adabiy dan ijtima‘iy dengan metode muqâran. Tafsir ini 

merupakan pelopor awal dari tafsir bi ar-ra`yi dilihat dari 

banyaknya dalil-dalil ‗aqliyah yang digunakan dalam 

penafsiran. Maka menurut ulama tafsir ini dikategorikan sebagai 

pelopor awal tafsir bi ar-ra‘yi selain tafsir al-kasysyâf oleh 

Zamakhsyariy.
192

 

Tafsir ar-Raziy atau yang dikenal dengan tafsir Mafâtih al-

Ghaib merupakan referensi sebagian ulama tafsir dalam tafsir bi 

ar-ra`yi. Tafsir ini mencangkup pembahasan keilmuan yang 

sangat luas yang dikaitkan dengan tafsir. Dalam tafsir tersebut 

mencangkup pembahasan tentang hubungan ayat dengan ayat, 

hubungan ayat dengan surat, mengkaitkan penafsiran dengan 
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ilmu-ilmu sain dan filsafat, ilmu fikih, ushûl fiqh, nahw, 

balâghah. Sehingga menurut sebagian ulama dalam tafsir ar-

Raziy semua ilmu ada kecuali ilmu tafsir. Tafsir ar-Raziy 

merupakan rujukan dalam lahirnya tafsir ‗ilmiy.  

Meskipun tafsir ar-Raziy merupakan tafsir yang sangat 

luas pembahasannya dan mencangkup beragam ilmu yang 

dibahas oleh ar-Raziy dalam tafsirnya terutama ilmu-ilmu 

pengetahuan yang bersifat ‗aqliy. Namun demikian ar-Raziy 

juga tidak mengabaikan maksud utama dari penafsiran Al-

Qur`an tersebut, dan diantara kelebihan dari tafsir ar-Raziy 

adalah tafsir ini paling sedikit menukilkan kisah-kisah israiliyat. 

Melihat keistimewaan pada tafsir ar-Raziy, maka para ulama 

berupaya untuk meringkas tafsir ini dan tafsir ar-Raziy 

merupakan tafsir induk dalam tafsir mukhtasar. 

 

4) Tafsir Induk dengan Nuansa Fiqhiy 

Tafsir dengan nuansa fiqhiy merupakan kajian tafsir yang 

memasukkan pembahasan fiqih dengan dalil-dalilnya serta 

perbedaan pendapat ulama serta bantahan pendapat dalam 

penafsiran seperti tafsir karya al-Jashash dan karya al-Qurthubiy, 

karya al-Baghawiy.
193

Diantara tafsir induk yang bernuansa fiqhiy 

adalah sebagai berikut: 

a) Al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur`ân 

Nama lengkap dari tafsir ini adalah al-Jâmi‘ li Ahkâm 

Al-Qur`ân wa al-Mubayyin limâ Tadhammanahu min as-

Sunnah wa al-Furqân. Nama ini diberikan oleh Imam al-

Qurthubiy (w.671 H) sendiri sebagaimana ditegaskan oleh 

beliau dalam muqaddimah kitabnya.
194

 Tafsir ini lebih 

cendrung pada corak hukum-hukum Al-Qur`an. Tafsir ini 

paling lengkap dalam membahas masalah fikih, sehingga 

menjadi rujukan dalam bidang hukum-hukum dalam 

melahirkan karya tafsir bercorak hukum. 

Adapun dari sisi sumber penafsiran, menurut sebagian 

ulama tafsir,  al-Qurthubiy lebih cendrung kepada tafsir bi ar-

ra`yi. Sebagaimana diungkapkan oleh as-Sayyid Muhammad 

Ali Iyasi dalam bukunya al-Mufasirûn Hayatuhum wa 

Manhajuhum, bahwa al-Qurthubiy lebih cendrung 
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menggunakan tafsir bi ar-ra`yi dalam penafsirannya dan 

menjadikannya metode dalam hal tersebut. Namun ia juga 

tidak menyia-nyiakan tafsir bi al-ma`tsûr, bahkan ia 

menjelaskan bahwa sebenarnya tafsir bi al-ma`tsûr tersebut 

merupakan landasan utama yang diperhatikan oleh seorang 

mufasir karena konsistensi dengan tafsir bi al-ma`tsûr 

merupakan sikap Rasulullah SAW.
195

  

b) Ma’âlim at-Tanzîl 

Tafsir ini ditulis oleh al-Baghawiy (w.561 H) yang 

dinamakan dengan Ma‘âlim at-Tanzîl.
196

 Tafsir tersebut pada 

awalnya dicetak bersama tafsir Ibnu Katsir, kemudian dicetak 

pada pinggir kitab Tafsîr al-Khazin.
197

 Tafsir tersebut pada 

awalnya dalam bentuk hasyiyah, namun seiring maraknya 

upaya penulisan kitab-kitab tafsir, maka selanjutnya tafsir al-

Baghawiy yang dimaksud saat ini telah tercetak sendiri, 

sebanyak 4 jilid, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat 

sesuai kitab yang dijadikan rujukan.  

Saat ini tafsir al-Baghawiy tersebut telah diterbitkan 

secara terpisah dalam empat jilid, berukuran besar. Setiap jilid 

berkisar antara 700 sampai 900 halaman, ini menunjukkan 

bahwa kitab tafsir tersebut memiliki bobot, dan tingkat 

keakuratan yang tinggi. Selain itu kitab Ma‘âlim at-Tanzîl juga 

diterbitkan oleh Dar Thibah li an-Nasyr wa at-Tawzi‘ cet IV th 

1997/ 1417 H, sebanyak 8 juz yang di-tahqîq oleh Muhammad 

Abdullah al-Namr, Utsman Jum‘ah Dhamiriyah dan Sulaiman 

al-Harsiy. 

Diantara keistimewaan tafsir ini adalah kecermatan al-

Baghawiy dan kehati-hatiannya dalam menafsirkan masalah 

akidah, sehingga diakui oleh Ibnu Taimiyah  yang mengatakan 

bahwa tafsir ini paling terhindar dari bid‘ah, hadis-hadis dha‘îf 

dan maudhû‘ sekalipun sebagai ringkasan dari tafsir ats-

Tsa‘labiy.
198

  

Tafsir ini menggunakan metode tahlîliy dengan 

menggunakan sumber tafsir bi al-ma‘tsûr. Selanjutnya dari 
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segi analisis penafsiran, penulisnya selalu menekankan pada 

masalah hukum sehingga dari perspektif ini dapat dikatakan 

bahwa tafsir al-Baghawiy menggunakan corak fikih dengan 

kecenderungan pada mazhab Syafi‘iy.  

Al-Baghawiy seringkali menjelaskan bagian tentang 

hukum dari ayat-ayat Al-Qur`an, dan menghindari penafsiran 

Al-Qur`an dengan ra‘yu yang berlebihan. Dalam menganalisis 

ayat-ayat terkadang al-Baghawiy menggunakan kaidah 

kebahasaan sehingga isi tafsirnya dapat dipahami secara 

mudah. Salah satu faktor yang menyebabkan al-Baghawiy 

termasuk tingkatan mufasir terbaik, adalah karena 

implementasi metode tafsirnya yang mudah dipahami. 

Uraiannya dalam beberapa ayat yang ditafsirkan dilengkapi 

dengan penjelasan kaidah-kaidah kebahasaan, karena ia juga 

seorang ulama ahli bahasa. Inilah yang menjadikan tafsir al-

Baghawiy sebagai tafsir yang menjadi sumber induk dalam 

penafsiran setelahnya. 

 

6) Tafsir Induk dengan Nuansa Qirâ’ât 

Tafsir Fath al-Qadîr  

Tafsir ini ditulis oleh asy-Syaukaniy (w.1255 H) dengan 

nama lengkap tafsir tersebut adalah Fath al-Qadîr al-Jâmi‘ baina 

Fanni ar-Riwâyah wa ad-Dirâyah min ‗Ilmi at-Tafsîr. Hasil 

Analisa peneliti terhadap tafsir asy-Syaukaniy adalah metode 

yang digunakan asy-Syaukaniy dalam tafsirnya adalah : 

 1) Konvergensi riwâyah dan dirâyah, serta melakukan 

tarjîh terhadap pendapat-pendapat yang ada di dua metode tafsir 

tersebut setelah sebelumnya ia bandingkan. 

 2) Sangat memperhatikan aspek bahasa karena bahasa 

Arab mengandung i‘râb, bayân, badî‘, ma‘âniy. 

 3) Memperhatikan atau mencari perubahan akar kata 

dengan men-tashrîf ulang kata-kata yang musytaq, dan 

menurutnya hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh orang 

yang ingin menafsirkan Al-Qur`an. 

 4) Memperhatikan periwayatan hadis dari Rasulullah, 

shahabat dan tabi‘in.  

5) Memperhatikan kajian terhadap qirâ‘ah yang shahîh dan 

syâdz. 
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 6) Selain semuanya itu, asy-Syaukaniy juga menambahkan 

dalam tafsirnya beberapa kaidah yang cukup memiliki faidah-

faidah.
199

  

Tafsir Fath al-Qadîr untuk atau dapat dinilai dalam 

kategori tafsir yang menggunakan metode tahlîliy. 

Menurut Sulaiman al-Asyqar, sangat banyak ilmu-ilmu 

yang diambil dari tafsir asy-Syaukaniy. Namun karena keluasan 

pembahasan tentang lughah dan bantahan-bantahan asy-

Syaukaniy terhadap pendapat yang tidak searah denganya begitu 

juga meluasnya pembahasan tentang qirâ‘at dalam tafsirnya 

sehingga membuat sebagian orang berpaling dari tafsir ini. Maka 

dengan tujuan mendekatkan tafsir ini agar diminati oleh sebagian 

besar kaum muslimin begitu juga agar kegunaan dan manfaatnya 

tidak hanya diadopsi oleh para ahli saja, maka inilah yang melatar 

belakangi tafsir ini diringkas.
200

 

 

6) Tafsir Induk dengan Nuansa Aqîdah 

Nuansa tafsir ini lebih didominasi oleh pembahasan akidah 

yang dilatar belakangi oleh pola pikir mufasir dalam mazhab yang 

diyakininya. Adz-Dzahabiy mengistilahkannya dengan laun 

aqîdah mazhabiyah.
201

Diantara tafsir dengan nuansa akidah 

adalah Tafsîr Al-Qur`ân karya Yahya ibn Salam. 

Tafsîr Al-Qur`ân  

Tafsir ini dinamai dengan Tafsîr Al-Qur`ân yang ditulis oleh 

Yahya ibn Sallam,  termasuk tafsir pertama dalam penulisan tafsir 

sebagaimana diungkapkan oleh Abi Amr ad-Daniy.
202

 Bahkan 

lebih dahulu dari tafsir ath-Thabariy.
203 Yahya ibn Sallam ibn Abi 

Tsa‘labah al-Bashriy al-Kufiy al-Qairawaniy yang lahir pada 124 

– 200 H atau 742 – 815 M seorang mufasir, faqîh (ahli fikih), ahli 

ilmu hadis dan bahasa yang sempat bertemu sekitar 20 para tabi‘in 

dan mengambil riwayat-riwayat mereka. Dia lahir di Kufah (Iraq) 

dan pindah bersama ayahnya ke Bahsrah sehingga dia dinasabkan 
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kepadanya dan tumbuh di sana. Dia juga safar ke Mesir lalu ke 

Afrika tepatnya Qairawan lalu menetap di sana. 

Dalam sebuah keterangan oleh al-Maliky disebutkan bahwa 

Yahya ibn Sallam pernah mengatakan ―ahshaitu biqalbi man 

laqaitu min al-‗ulamâ`, fa‘adadtu tsalâtsa miatin wa tsalâtsatin 

wa sittîn ‗âliman siwa at-tâbi‘în wa hum arba‘ah wa ‗isyrûn wa 

‗imra‘ah tahaddatsa ‗an aisyah radhiaallahuanha. Aku pernah 

menghitung dalam hati berapa jumlah ulama yang pernah aku 

temui semasa hidup. Mereka berjumlah 363 ulama belum 

termasuk tabi‘in yang berjumlah 24 orang tabi‘in dan seorang 

tabi‘in perempuan yang pernah meriwayatkan dari Aisyah. 

Keterangan ini sepertinya lebih pasti dibandingkam sebelumnya 

yang hanya mencantumkan 20 orang tabi‘in pasalnya al-Maliki 

menggunakan kutipan langsung dalam kitab biografinya ketika 

menyebut tentang Yahya ibn Sallam. 

Yahya ibn Sallam dalam sejarahnya pernah bertemu imam 

Malik di Madinah al-Munawwarah dan meriwayatkan kepadanya 

sebanyak 18 hadis. Ini adalah sebuah pembuktian berharga bagi 

Yahya ibn Sallam pasalnya imam Malik hanya meriwayatkan dari 

orang-orang terpercaya semasa hidupnya. 

Salah satu karya tafsir Yahya ibn Sallam adalah at-Tashârif 

li Tafsîr Al-Qur‘ân min mâ Isytabahat Asma‘uhu wa Tasharrafat 

Ma‘nihi. Dari judulnya tafsir ini sudah menjelaskan latar belakang 

penulisan tafsirnya yaitu meluruskan pemahaman akidah yang 

berkembang di masyarakat kala itu dan mendorong masyarakat 

untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Menurut peneliti, inilah 

alasan mengapa tafsir ini banyak menjadi rujukan oleh mufasir 

setelahnya, selain sebagai tafsir tertua, Yahya ibn Sallam adalah 

seorang mufasir terdekat kepada para tabi‘in sehingga lebih dekat 

kepada pemahaman tafsir bi al-ma‘tsûr dimana Yahya ibn Sallam 

berguru kepada ulama tabi‘in.  

Adapun orang yang pertama kali meriwayatkan tafsirnya 

adalah anaknya Muhammad ibn Yahya dan Abu Dawud Ahmad 

ibn Musa. Namun yang pertama kali konsen terhadap karya 

Yahya ibn Sallam dalam bidang tafsir sendiri adalah Ibn Khair, ia 

mengutip banyak sekali riwayat yang ada dalam tafsir Yahya ibn 

Sallam sehingga karya tersebut semakin populer. 

Yahya ibn Sallam dalam menafsirkan ayat menggunakan 

metode yang biasa digunakan oleh para ulama pada umumnya, 

yakni menafsirkan Al-Qur`an dengan Al-Qur`an, kemudian 

dengan hadis, pendapat para sahabat dan tabi‘in atau dengan 

merujuk kepada makna-makna kalimat dalam bahasa Arab. Oleh 
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sebab itu, model penafsirannya ini bisa dikatakan sebagai tafsir bi 

al-ma`tsûr. 

 

7) Tafsir Induk dengan Nuansa Sunnah Ijtimâ’iyyah 

Yang dimaksud dengan nuansa sunnah ijtima‘iyyah disini 

adalah sosial-kemasyarakatan yaitu nuansa tafsir yang menitik 

beratkan penjelasan ayat Al-Qur`an dari : 1) segi ketelitian 

redaksi, 2) menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam suatu 

redaksi dengan tujuan memaparkan tujuan Al-Qur`an, aksentuasi 

yang menonjol pada tujuan utama yang diuraikan Al-Qur`an, dan 

3) penafsiran ayat yang dikaitkan dengan sunnatullah yang 

berlaku dalam masyarakat.
204

 Adz-Dzahabiy mengistilahkannya 

dengan adabiy ‗ijtimâ‘iy. Diantara tafsir yang bernuansa sunnah 

ijtima‘iyyah adalah tafsir al-Manâr
205

dan di Indonesia terdapat 

karya tafsir bernuansa adabiy `ijtimâ‘iy yaitu tasfir al-Mishbah 

karya M Quraish Shihab.  

a) Al-Manâr 

Salah satu tafsir induk kontemporer yang menjadi 

rujukan oleh mufasir setelahnya adalah tafsir al-Manâr karya 

Rasyid Ridho. Awalnya, tafsir ini adalah kumpulan ceramah 

Muhammad Abduh yang dicatat oleh Rasyad Ridho. Pada 

mulanya, kumpulan ini diterbitkan secara berkala dalam 

majalah al-Manâr yang dikelola oleh Ridho yang kemudian 

diterbitkan menjadi buku tersendiri. 

Tujuan penulisan tafsir ini menurut Ridho sebagaimana 

uang diungkapkan berikut: ―Tafsir yang kami usahakan adalah 

pemahaman Al-Qur`an sebagai agama yang memberi petunjuk 

kepada manusia kepada ajaran yang mengantarkan 

kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat. Ini 

merupakan tujuan tertinggi dari tafsir. Kajian di luar itu hanya 

menjadi alat untuk mencapai tujuan tertinggi itu.‖
206

 

Menurut M Quraish Shihab, Tafsir al-Manâr yang 

bernama Tafsîr Al-Qur‘ân al-Hakîm memperkenalkan dirinya 

sebagai tafsir satu-satunya yang menghimpun riwayat-riwayat 
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yang shahîh dan pandangan akal yang tegas, yang 

menjelaskan hikmah-hikmah syariah, serta sunnatullah 

(hukum Allah yang berlaku) terhadap manusia, dan 

menjelaskan fungsi Al-Qur`an sebagai petunjuk untuk seluruh 

umat manusia, disetiap waktu dan tempat, serta 

membandingkan antara petunjuknya dengan keadaan kaum 

muslimin dewasa ini, serta membandingkan pula dengan 

keadaan para salaf (leluhur) yang berpegang teguh dengan tali 

hidayah itu. Tafsir ini disusun dengan redaksi yang mudah 

sambil berusaha menghindari istilah-istilah ilmu dan teknis 

sehingga dapat dimengerti oleh orang awam tetapi tidak dapat 

diabaikan oleh orang khusus (cendekiawan).
207

 

Dari sisi metode penulisannya, tafsir ini bisa dikatakan 

menggunakan metode tahlîliy dan dari segi corak penafsiran, 

Muhammad Rasyid Ridho berusaha mengkaji sunnah 

ijtimai‘iyyah (hukum-hukum mengkaji sunnah 

kemasyarakatan) dalam Al-Qur`an untuk mendorong kepada 

kemakmuran dan kemajuan masyarakat Islam. Dalam hal ini, 

nilai-nilai sosial perlu ditumbuhkan dan sebab-sebab 

kemundurannya karena tidak adanya nilai sosial yang 

terkandung di dalamnya.  

Disisi lain, beliau juga berusaha untuk mengembangkan 

pembahasan sunnatullah sebagai wujud reaksi adanya 

modernisme dalam menjawab kelemahan umat Islam dan 

memperbaharui sosial kultural umat Islam. Dari corak tafsir 

atau tipe tafsir yang dipergunakan Muhammad Rasyid Ridho 

dalam tafsirnya al-Manâr, tipe yang paling dominan. Karena 

tipe tersebut cukup bermutu untuk mendorong pembangunan 

dan kemajuan masyarakat Islam ditengah-tengah pergolakan 

umat Islam menghadapi bangsa lain. 

 

 b) Tafsir al-Azhar 

 

Tafsir al-Azhar atau yang lebih dikenal dengan tafsir 

Hamka. Tafsir ini dinamakan al-Azhar karena serupa dengan 

nama masjid yang didirikan di tempat tinggalnya, Kebayoran 

Baru. Nama mesjid tersebut diilhamkan oleh Syaikh Mahmud 

Syalthuth dengan harapan agar benih keilmuan dan pengaruh 

intelektual tumbuh di Indonesia. Hamka awalnya mengenalkan 

                                                 
207

. M. Quriash Shihab, Studi Kritis Tafsir al-Manar, Bandung: Pustaka Hidayah, 

2002, hal. 67. 



92 

 

 
  

tafsirnya tersebut melalui kuliah subuh pada jama‘ah masjid al-

Azhar Kebayoran Baru, Jakarta.
208

 

Tafsir ini menjelaskan latar hidup penafsirnya secara 

lugas. Ia menggambarkan watak masyarakat dan sosio-budaya 

yang terjadi saat itu. Selama 20 tahun, tulisannya mampu 

merekam kehidupan dan sejarah sosio-politik umat yang getir 

dan menampakkan cita-citanya untuk mengangkat pentingnya 

dakwah di Nusantara. Penahanan atas dirinya justru 

memperkuat iltizâm dan tekad perjuangannya serta mampu 

mencetuskan semangat dan kekuatan baru terhadap pemikiran 

dan pandangan hidupnya. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Hamka: ―Sebab selama dalam tahanan itu, selain dari 

mengerjakan ―tafsir‖ ini di waktu siang, di malam hari 

mendapat kesempatan sangat luas buat beribadat kepada Tuhan 

dan tahajjud serta munajat lepas tengah malam, adalah obat 

yang paling mujarab pengobat muram dan kesepian di waktu 

segala jalan hubungan di bumi ditutup orang, hubungan ke 

langit lapang terluang.‖
209

 

Tafsir al-Azhar ditulis berasaskan pandangan dan 

kerangka manhaj yang jelas dengan merujuk pada kaedah 

Bahasa Arab, tafsiran salaf, asbâb an-nuzûl, nâsikh-mansûkh, 

Ilmu Hadis, Ilmu Fiqh dan sebagainya. Ia turut men-zahirkan 

kekuatan dan ijtihâd dalam membandingkan dan menganalisis 

pemikiran mazhab.
210

 

 Tafsir ini merupakan pencapaian dan sumbangan terbesar 

Hamka dalam membangun pemikiran dan mengangkat tradisi 

ilmu yang melahirkan sejarah penting dalam penulisan tafsir di 

Nusantara. Adapun tujuan terpenting dalam penulisan Tafsir al-

Azhar adalah untuk memperkuat dan memperkukuh hujjah para 

muballigh dan mendukung gerakan dakwah. 

Penyajian tafsir ini ditulis dalam bagian-bagian pendek 

yang terdiri dari beberapa ayat satu sampai lima ayat dengan 

terjemahan bahasa Indonesia bersamaan dengan teks Arabnya. 

Kemudian diikuti dengan penjelasan panjang, yang mungkin 

terdiri dari satu sampai limabelas halaman. Dalam tafsirnya 

Hamka juga memasukkan penjelasan tentang sejarah dan 

peristiwa kontemporer dalam bentuk komentar-komentar 

Hamka terhadap permasalahan kontemporer pada masa itu. 

Misalnya pengaruh orientalisme atas gerakan-gerakan 
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kelompok nasionalisme di Asia pada awal abad ke-20. 

Terkadang dalam tafsirnya, juga disebutkan juga kualitas hadis 

yang dicantumkan untuk memperkuat tafsirannya tentang suatu 

pembahasan. 

Tafsir ini dicetak dalam 9 jilid terbaru, mengamati dari 

banyaknya jilid tafsir serta konten penafsiran yang meluas dari 

maksud utama yang berkaitan dengan ayat, maka tafsir ini bisa 

menjadi tafsir induk untuk diringkas agar memudahkan 

pembaca memahami penafsiran-penafsiran yang disampaikan 

Hamka dalam tafsirnya sehingga tujuan penafsiran bisa 

dirasakan oleh orang lebih banyak.  

 

c) Tafsir al-Mishbah 

    

Tafsir al-Mishbah merupakan salah satu karya tafsir 

kontemporer yang ditulis oleh salah seorang ahli tafsir 

nusantara profesor M Quraish Shihab. Diantara alasan yang 

melatar-belakangi penulisan Tafsir al-Mishbah adalah M 

Quraish Shihab melihat bahwa masyarakat muslim Indonesia 

sangat mencintai dan mengagumi Al-Qur`an, hanya saja 

sebagian dari mereka itu hanya kagum pada bacaan dan 

lantunan dengan menggunakan suara merdu. Kenyataan ini 

seolah-olah mengindikasikan bahwa Al-Qur`an hanya sekedar 

untuk dibaca saja.
211

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan 

penulisan tafsir ini adalah: Pertama, memberikan langkah 

yang mudah bagi umat Islam dalam memahami isi dan 

kandungan ayat-ayat Al-Qura`n dengan jalan menjelaskan 

secara rinci tentang pesan-pesan yang dibawa oleh Al-Qur`an, 

serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan 

perkembangan kehidupan Manusia. Karena menurut M. 

Quraish Shihab walaupun banyak orang berminat memahami 

pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Qur`an, namun ada 

kendala baik dari segi keterbatasan waktu, keilmuan, dan 

kelangkaan refrerensi sebagai bahan acuan.
212

 

 Kedua, ada kekeliruan umat Islam dalam memaknai 

fungsi Al-Qur`an. Misalnya, tradisi membaca QS. Yasin 

berkali-kali, tetapi tidak memahami apa yang mereka baca 

berkali-kali terebut. Indikasi tersebut juga terlihat dengan 
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banyaknya buku-buku tentang fadhilah-fadhilah surat-surat 

dalam Al-Qur`an. Dari kenyataan tersebut perlu untuk 

memberikan bacaan baru yang menjelaskan tema-tema atau 

pesan-pesan Al-Qur`an pada ayat-ayat yang mereka baca. 

Ketiga, kekeliruan itu tidak hanya merambah pada level 

masyarakat awam terhadap ilmu agama tetapi juga pada 

masyarakat terpelajar yang berkecimpung dalam dunia studi 

Al-Qur`an, apalagi jika mereka membandingkan dengan karya 

ilmiah, banyak diantara mereka yang tidak mengetahui bahwa 

sistematika penulisan Al-Qur`an mempunyai aspek 

pendidikan yang sangat menyentuh.
213

  

Tafsir al-Mishbah cenderung bercorak sastra budaya dan 

kemasyarakatan (adabiy al-ijtimâ‘iy) yaitu corak tafsir yang 

berusaha memahami nash-nash Al-Qur`an dengan cara 

mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Qur`an secara teliti. 

Kemudian menjelaskan makna-makna yang dimaksud Al-

Qur`an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik, dan 

seorang mufasir berusaha menghubungkan nash-nash Al-

Qur`an yang dikaji dengan kenyataan sosial dengan sistem 

budaya yang ada. Corak penafsiran ini ditekankan bukan 

hanya ke dalam tafsir lughawiy, tafsir fiqhiy, tafsir ‗ilmiy dan 

tafsir isy'âriy akan tetapi arah penafsirannya ditekankan pada 

kebutuhan masyarakat dan sosial masyarakat yang kemudian 

disebut corak tafsir adabiy al-`ijtimâ'iy.
214

 

Tafsir al-Mishbah ditulis oleh M Quraish Shihab dalam 

15 volume, melihat banyaknya jilid tafsir ini, maka tafsir ini 

peneliti golongkan pada tafsir induk yang bisa dijadikan 

sumber untuk diringkas agar manfaatnya lebih dirasakan oleh 

masyarakat lebih banyak. 

 

8) Tafsir Induk dengan Nuansa Isyâriy 

Tafsir ini juga dikenal dengan istilah tafsir sufi. Dalam 

tradisi ilmu tafsir Al-Qur`an klasik, tafsir yang bernuansa sufistik 

sering didefinisikan sebagai suatu tafsir yang berusaha 

menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur`an dari sudut esoterik atau 

berdasarkan isyarat-isyarat tersirat yang tampak oleh seorang sufi 

dalam suluknya. Tafsir ini menggunakan dua macam corak; 1) 

yang didasarkan pada tasawuf nazhariy atau paham tasawuf yang 

                                                 
213 M Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, ..., hal. x. 
214

 Fajrul Munawwir, Pendekatan Kajian Tafsir, dalam M. Alfatih Suryadilaga 

(dkk), Metodologi Ilmu Tafsir, Yogyakarta: Teras, 2005, hal. 138. 



95 

 

 
 

umumnya bertentangan dengan makna lahir ayat dan 

menyimpang dari pengertian bahasa. 2) Yang berdasarkan pada 

tasawuf ‗amaliy yaitu menakwilkan ayat-ayat Al-Qur`an 

berdasarkan isyarat-isyarat tersirat yang tampak oleh sufi dalam 

suluknya.
215

 Diantara tafsir yang bernuasa isyâriy adalah Rûh al-

Bayân fî Tafsîr Al-Qur`ân.  

Rûh al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur`ân 

Rûh al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur`ân adalah karya Ismail Al-

Haqqiy dan merupakan karya tafsir utuh, menafsirkan ayat Al-

Qur`an 30 juz. Dalam terbitan Dar al-Kutub al-‗Ilmiyah, cetakan 

ke III, 1434H/2005 M, kitab ini terdiri dari 10 jilid dan masih 

memuat tiga bahasa, yaitu bahasa Arab, Turki dan Persia, 

walaupun bahasa Turki dan Persianya lebih sedikit. Dalam 

muqaddimah-nya, Ismail menuturkan latar belakang 

penulisannya, juga upaya maksimal dalam penyusunan kitab 

tersebut, meskipun dirinya merasa banyak kekurangan dan 

minimnya bekal untuk karya monumentalnya itu. Ia juga 

berharap karyanya ini bermanfaat bagi ummat Islam dan menjadi 

investasi akhirat. 
216

 

Menurut sumber lain, latar belakang penulisan tafsir ini 

diawali dengan mimpi yang mendorong Ismail untuk menulis 

sebuah tafsir. Ismail bercerita bahwa: suatu malam aku bermimpi 

bertemu ayah ruhaniku, Syekh al-Akhbar Muhyidin ibn al-

‘Arabiy. Beliau memberiku petunjuk dan pada saat itu pula 

Rasulullah SAW hadir. Rasulullah SAW menyentuh punggungku 

dengan lembut seraya memerintahkan agar aku menulis tafsir Al-

Qur`an agar bisa bermanfaat untuk ummatnya. Kemudian aku 

berdo‘a kepada Allah SWT dan memohon wasilah kepada 

ruhaniyah Rasulullah SAW agar aku diberi taufiq kemampuan 

menulis sebuah kitab tafsir. Ismail merampungkan tafsirnya itu 

pada tahun 1117 H dan ia berkata: Aku menghabiskan waktu 

untuk menulis kitab tafsir ini selama 23 tahun, sama seperti masa 

turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW.
217

 

Ditinjau dari segi sumber penafsiran, tafsir ini 

menggunakan tiga jenis sumber penafsiran; bi al-ma`tsûr, bi ar-

ra`yi dan bi al-isyâriy. Ditinjau dari segi cara penjelasannya, 
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Tafsîr Rûh al-Bayân digolongkan kedalam kelompok tafsir 

muqârin. Ismail al-Haqqy dalam memberikan penjelasan banyak 

mengutip pendapat para ahli yang berkompeten, di samping ia 

juga memiliki pendapat sendiri. 

Tafsir Rûh al-Bayân bila ditinjau dari segi keluasan 

penjelasannya tergolong metode tafsir tahlîliy yaitu menafsirkan 

ayat-ayat Al-Qur`an secara mendetail dan rinci, dengan uraian 

yang panjang dan lebar sehingga cukup jelas dan terang. Selain 

telah dijelaskan dari cara penjelasannya, dalam tafsir ini 

terkadang juga menuturkan kajian yang berhubungan dengan 

disiplin ilmu Al-Qur`an, seperti makkiy-madaniy, asbâb an-

nuzûl, qirâ`ât, nâsikh mansûkh dan lain-lain. 

Dengan melihat kapasitas keilmuan sebagai penentu dalam 

penilaian suatu produk tafsir dan melihat langsung produk tafsir 

tersebut, maka di dalam Tafsîr Rûh al-Bayân akan ditemukan 

dimensi yang memiliki ruang yang cukup komprehensif tentang 

olah gramatika, juga ada pembahasan fiqh, aqîdah dan tasawuf. 

Tafsir ini menjadi rujukan bagi mufasir setelahnya untuk 

diringkas.  

 

e. Metode Tafsir Mukhtasar 

Dalam sejarah perkembangan penafsiran Al-Qur`an dari masa 

pra-tadwîn hingga era kontemporer, metode dalam arti cara 

menafsirkan Al-Qur`an selalu berkembang mengikuti perkembangan 

tafsir itu sendiri. Dalam hal ini Abdul Djalal berpendapat bahwa 

metode penafsiran Al-Qur`an itu harus dipisah-pisahkan menurut 

dasar peninjauan masing-masing. Dilihat dari sisi sumber penafsiran, 

dari sisi tertib ayat, dilihat dari cara menafsirkan, dilihat dari sedikit 

atau luasnya penafsiran.
218

 

Dilihat dari segi tujuan, maka tafsir mukhtasar merupakan 

kategori dari tafsir ijmâliy karena metode tafsir ini menafsirkan ayat 

dengan singkat dan mudah dipahami. Sebuah metode yang berusaha 

untuk mengungkap kandungan Al-Qur`an berdasarkan urutan ayat-

ayat dalam Al-Qur`an. Dengan suatu uraian yang ringkas, tapi jelas 

serta menjelaskan kata-kata dan istilah yang kurang jelas dengan 

bahasa yang sederhana sehingga dapat dikonsumsi baik dari 

kalangan masyarakat awam maupun intelektual.  

Metode ijmâliy ini selalu praktis dan mudah dipahami, tidak 

berbelit-belit, menjadikan pemahaman Al-Qur`an segera dapat 

diserap oleh pembacanya, terlebih untuk para pemula seperti mereka 
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yang berada dijenjang pendidikan dasar, atau mereka yang baru 

belajar tafsir Al-Qur`an. Di dalamnya terbebas dari kisah-kisah 

israilyat, dikarenakan singkatnya penafsiran yang diberikan, 

sehingga tafsir ijmâliy ini relatif lebih murni. Dengan kondisi yang 

demikian, pemahaman kosa kata dari ayat-ayat suci lebih mudah 

didapatkan dari pada penafsiran yang menggunakan tiga metode 

lainnya. Hal itu dikarenakan di dalam tafsir ijmâliy mufasir langsung 

menjelaskan pengertian kata atau ayat dengan sinonimnya tidak 

mengemukakan ide-ide atau pendapatnya secara pribadi.
219

 

Dari keberadaan tafsir mukhtasar klasik hingga kontemporer 

terdapat dua jenis tafsir mukhtasar; yaitu tafsir mukhtasar ibtidâ`iy 

atau tafsir mukhtasar induk dan tafsir mukhtasar yang meringkas 

tafsir induk atau dinamai dengan tafsir mukhatshar min ghairihi. 

 

1) Tafsir Mukhtasar Ibtidâ`iy (bizâtihi) 

Tafsir mukhtasar ibtidâ`iy adalah bagian dari tafsir 

ijmâliy yang ditulis dengan bahasa yang jelas, singkat, 

sederhana dan mudah dipahami tanpa meringkas tafsir induk. 

Metode tafsir ibtidâ`iy bisa menggunakan dua metode yaitu 

metode tafsir bi al-ma`tsûr dan metode penafsiran bi ar-ra`yi. 

Namun dalam metode ini kecendrungan terhadap penggunaan 

metode bi ar-ra`yi lebih dominan karena ringkasnya 

penafsiran tidak memungkinkan mufasir menukilkan riwayat-

riwayat yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan dan 

hanya menukilkan pendapat mufasir. Namun meskipun 

demikian, ijtihâd yang diusung dalam tafsir tersebut sesuai 

dengan konten tafsir bi al-ma`tsûr.  

  Muhammad Rasyid al-Barakah dalam penelitiannya 

tentang karya-karya tafsir mukhtasar, menemukan banyak 

sekali karya-karya tafsir mukhtasar ibtidâ`iy dari periode 

klasik hingga kontemporer sekitar puluhan karya tafsir 

mukhtasar. Diantara karya tafsir tersebut adalah: 1) Al-Wajîz fî 

Tafsîr al-Kitâb al-Azîz karya al-Wahidiy. 2) Tafsîr al-Jalâlain 

karya Jalaluddin al-Mahalliy dan Jalaluddin as-Sayuthiy. 3) 

Al-Muntakhab fî Tafsîr Al-Qur‘ân al-Karîm karya Komite 

ulama tafsir. 4) Tafsîr Al-Qur`ân bi Kalâm ar-Rahmân karya 

Amrtesri. 5) Al-Mushhaf al-Mufasir karya Farid Wajdiy. 6) 

Taisîr at-Tafsîr karya Abd Jalil Isa. 7) Al-Mushhaf al-

Muyassar karya Abd Jalil Isa. 8) Awdhâh at-Tafâsir karya Ibn 
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al-Khatib. 9) Shafwat al-Bayân li Ma‘âniy Al-Qur`ân karya 

Husnain Makhluf. 10) Al-Wajîz fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm 

karya Syauqi Dhaif. 11) Min Nasâmat Al-Qur`ân karya 

Ghassan Hamdun. 12) Al-Mukhtâr min Tafâsir Al-Qur`ân al-

Karîm karya Ahmad ash-Shibagh. 13) Abda` al-Bayân li 

Jamî‘ Ayi Al-Qur`ân karya Muhammad Badruddin at-

Tallawiy.14) Aisar at-Tafâsir karya Amir Syarif. 15) At-Tafsîr 

al-Wajîz karya Wahbah Zuhailiy. 16) Rawâi‘ al-Bayân li 

Ma‘âny Al-Qur`ân. 17) Al-Mu‘în ‗ala Tadabbur al-Kitâb al-

Mubîn. 18) Wajh an-Nahâr karya Abd Aziz Al-Harbi 19) At-

Tafsîr al-Muyassar karya `A‘idh al-Qarniy. 20) At-Tafsîr al-

Wajîz karya Ali Mushtafa Kholuf. 21) Durrah at-Tafâsîr 

karya ash-Shabuniy. 22) Al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an 

Al-Karîm karya komite ulama tafsir. 

Adapun diantara karya tafsir yang termasuk dari tafsir 

mukhtasar karya ulama nusantara adalah: 1) Turjumân al-

Mustafîd. 2) Tafsîr al-Munîr li Ma‘âlim at-Tanzîl al-Musfir‘an 

Wujûhi Mahâsin at-Takwîl. 3) Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm 

karya Mahmud Yunus. 4) Tafsîr al-Furqân karya Hasan Ibn 

Ahmad. 5) Tafsîr an-Nûr karya T.M. Hasbi ash-Shiddiqie. 6) 

Tafsîr Al-Qur`ân karya Zainuddin Hamidy. 7) Raudhat al-

Irfân fî Ma‘rifat Al-Qur`ân  karya Ahmad Sanusi. 

Untuk menganalisa metode tafsir mukhtasar ibtidâ`iy, 

maka peneliti akan memaparkan beberapa metode tafsir 

mukhtasar ibtidâ`iy yang telah disebutkan di atas: 

 

a) Al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-Azîz 

Tafsir  ini ditulis oleh Ali Ahmad al-Wahidiy. 

Seorang ulama tafsir terkemuka berasal dari Naisabur. Al-

Wahidiy wafat pada tahun 468 H pada usia 70 tahun. 

Tafsir al-Wajîz karya al-Wahidiy ini merupakan tafsir 

mukhtasar pemula dimana ditulis pada Abad ke-5 Hijriyah 

dan menjadi rujukan bagi kitab-kitab tafsir lainnya. 

 Adapun metode yang digunakan oleh al-Wahidiy 

dalam tafsirnya adalah 1) menafsirkan Al-Qur`an dengan 

singkat dan langsung pada makna yang dikandung oleh 

ayat. 2) Mencukupkan dengan informasi yang penting 

menyebutkan perbedaan pendapat dalam tafsirnya dan 

hanya didominasi oleh satu pendapat. 3) Menggunakan 

metode ―syarh mamzûj‖ yaitu menggabungkan makna 

dengan matan. 4) Mencukupkan penafsiran pada ayat-ayat 
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yang sukar dipahami, adapun yang mudah dipahami tidak 

dijelaskan lagi. 5) Tidak mengulang penjelasan yang sudah 

dijelaskan pada ayat-ayat yang serupa. 6) Tidak terlalu 

meluas dalam menafsirkan Al-Qur`an dengan Al-Qur`an, 

Al-Qur`an dengan hadis, perbedaan qira`at, asbâb an-

nuzûl. 7) Menggunakan ungkapan yang mudah dipahami. 

Sebagai contoh dalam menafsirkan surat QS. at-

Taubah/9:53 berikut:  

 

َٰصِلِيَّٓٓكوُۡٓ آفَ اٌ ۡٔ ٓكَ ًۡ ٓنُِخُ ًۡ ٓإَُِّلُ ًۡ ٌِِلُ آىََّٓحُخَلَتَّوَٓ اْ وۡٓنَرۡ
َ
عًًۡٔٓأ أْٓطَ ُفلُِ

َ
أ

٥٣  

Katakanlah: Nafkahkanlah harta kalian, baik sukarela 

ataupun dengan terpaksa. Namun, nafkah itu sekali-kali 

tidak akan di terima dari kalian. Sesungguhnya kalian 

adalah orang-orang yang fasik. (at-Taubah/9:53) 

    Al-Wahidiy menjelaskan makna ayat ini sebagai 

berikut: ―Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-

orang (yang mencari alasan untuk tidak pergi berjihad) 

bahwa Allah tidak menerima harta yang mereka infakkan 

untuk jihad tersebut karena mereka telah mengatakan 

kepada Rasulullah ―Aku duduk saja dan aku akan 

menolongmu dengan hartaku‖. Maka Allah kabarkan 

kepada mereka bahwa Allah tidak menerimanya baik 

mereka dengan sukarela memberikan atau dengan rasa 

enggan.‖
220

 

 

b)  At-Tafsîr al-Muyassar 

Tafsir ini ditulis oleh ‗A`idh al-Qarniy, beliau lahir 

pada tahun 1379 H (1960 M), ia merupakan seorang 

penulis yang lahir di perkampungan al-Qarn. Nama 

belakang al-Qarniy diambil dari daerah asalnya al-Qarn, di 

wilayah selatan Arab Saudi. Nama lengkapnya ialah A‘idh 

Abdullah ibn A‘idh al-Qarniy. 

‗A`idh al-Qarniy selain dikenal sebagai ulama yang 

aktif berdakwah, beliau juga produktif menulis. Salah satu 

bukunya yang fenomenal dan menjadi buku yang sangat 
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berpengaruh pada abad ini adalah buku Lâ Tahzan, Jangan 

Bersedih.
221

 Barangkali inilah diantara faktor yang 

menjadikan karya-karya al-Qarniy cukup termasyhur, 

termasuk dalam karya tafsirnya.   

‗A`idh al-Qarniy dalam beberapa bukunya 

menyampaikan pemikirannya dengan bahasa yang mudah 

dan sederhana, karena memang apa yang diinginkan beliau 

adalah kandungan isinya bukan teks yang tersusun, hakikat 

bukan tampilan.
222 Begitu juga dalam penafsiran Al-

Qur`an. Diantara tafsir karangan ‗A`idh al-Qarniy adalah 

Tafsir Muyassar. Dari sekian banyak tafsir yang ada 

‗A`idh al-Qarniy salah satu dari sejumlah mufasir yang 

yang memiliki pola pemikiran tersendiri dalam 

menafsirkan ayat. 

‗A`idh al-Qarniy dalam menafsirkan Al-Qur`an 

memanfaatkan sumber penafsiran dari Al-Qur`an dan 

hanya sedikit menukil hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, 

dan membahasnya secara singkat. Metode yang digunakan 

oleh ‗A`idh al-Qarniy di dalam menafsirkan at-Tafsîr al-

Muyassar adalah metode ijmâliy. Tafsir ini menjelaskan 

ayat-ayat dan surat-surat sesuai dengan urutan mushaf.  

Tafsir ini disajikan secara ringkas dan sederhana ini. 

Dengan langkah ini, ‗A`idh al-Qarniy berharap semakin 

banyak orang yang dapat memahami kandungan Al-

Qur`an. Tafsir ini memberikan banyak kemudahan bagi 

pembaca untuk memahami makna dan kandungan setiap 

ayat, hubungan antara ayat, hukum-hukum syari‘at yang 

tersurat maupun yang tersirat dari setiap ayat, dan juga 

isyarat serta hikmah dari turunnya sebuah ayat atau sebuah 

surah. 

‗A`idh al-Qarniy dalam muqaddimah tafsirnya 

menyampaikan alasan yang melatar belakangi penulisan 

at-Tafsîr al-Muyassar adalah mencari tafsir yang 

menjelaskan makna-makna ayat secara gemblang dan 

ringkas karena sebagian besar tafsir yang sudah ada terlalu 

luas memasukkan penjelasan diluar penjelasan makna ayat 

sehingga menyulitkan pembaca menangkap makna ayat. 

Sepertian kajian sanad, kajian balâghah, kajian hukum, 

kaijian ilmiah dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya 
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ditulis sebuah tafsir ringkas yang dinamakan dengan at-

Tafsir al-Muyassar.
223

 

Adapun metode ‗A`idh al-Qarniy dalam menulis at-

Tafsir al-Muyassar adalah 1) tidak menjelaskan ayat-ayat 

yang mutasyȃbih secara detail. 2) Menukil sedikit hadis-

hadis dan atsar dan membahasnya secara singkat. 3) Tidak 

menyebutkan perbedaan pendapat tentang suatu makna 

akan tetapi langsung menyebutkan makna yang lebih kuat 

dan jelas dari ayat tersebut. 4) Tidak menyebutkan sya‘ir 

dan masalah-masalah kebahasaan dan perbedaan cara 

membaca (qirȃ‘ât). 5) Tidak menyebutkan kisah-kisah 

isra‘liyyat dan kutipan-kutipan perkataan ulama akan 

tetapi saya langsung menyebutkan inti makna dan 

menafsirkannya secara sederhana. 6) Menyebutkanhukum 

serta faidah dan rahasia yang terkandung dalam ayat 

secara ringkas, jika ada. 7) Berpegang pada manhaj salaf 

serta ahli ilmu dan iman, serta meninggalkan pendapat-

pendapat yang bertentangan dengan pendapat mereka‖.
224

 

Adapun contoh dari at-Tafsîr al-Muyassar ‗A`idh al-

Qarniy, penulis samakan contoh ayatnya dengan tafsir al-

Wajîz yaitu QS. at-Taubah/9:53 sebagai perbandingan 

dengan tafsir al-Wajîz sebelumnya.   

Dalam ayat di atas, al-Qarniy menjelaskan 

bahwasannya orang-orang yang bersedekah, baik suka rela 

maupun terpaksa, Allah tidak akan menerima amal baik 

mereka. Sebab mereka termasuk orang-orang yang 

mengingkari perintah Allah.
225

 Antara keduanya sama-

sama mudah dan ringkas, langsung pada penjelasan ayat. 

 

c)  Tafsîr al-Jalâlain 

Diantara keunikan tafsir ini adalah ditulis oleh dua 

orang ulama tafsir dengan laqab yang sama. Pengarang 

pertama dari Tafsîr al-Jalâlain adalah Jalaluddin al-

Mahalliy (w.791 H) dan Jalaluddin as-Sayuthiy (w.849 H). 

Ketika penulisan tafsir ini hanya dirampungkan oleh 

Jalauluddin al-Mahalliy dari surat al-Isra` hingga an-Nas, 
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penulisannya dilanjutkan oleh Jalaluddin as-Sayuthiy atas 

dorongan dari para murid-murid al-Mahalliy. Maka atas 

dorongan inilah as-Sayuthiy melanjutkan penulisan tafsir 

Jalalain dengan metode yang sama. Adapun yang melatar 

belakangi penulisan at-Tafsîr al-Jalâlain adalah karena 

dianggap perlu adanya kitab tafsir yang ringkas dan mudah 

dipahami dan mudah diterima oleh siapa pun mengingat 

pentingnya bagi umat untuk memahami isi kandungan Al-

Qur`an.
226

 

Metode yang digunakan dalam Tafsîr al-Jalâlain 

adalah metode ijmâliy dan tahlîliy namun tidak terlalu 

meluas. Tafsir ini menyebutkan makna-makna dari setiap 

ayat Al-Qur`an, bersandar hanya kepada riwayat yang 

paling kuat, memberikan catatan tentang kedudukan 

kalimat yang dibutuhkan dan memberikan penjelasan 

tentang perbedaan qirâ‘ât berdasarkan qirâ‘ât yang 

termasyhur. Selain itu, pengarang juga menghindarkan 

penjelasan yang bertele-tele dan ungkapan yang dipilih 

pada tafsir ini secara cermat dan tepat. Keistimewaan lain 

dari Tafsîr al-Jalalain, bisa dikatakan tidak ditemukan 

adanya perbedaan pada gaya penafsiran meski kitab ditulis 

oleh dua orang pakar yang berbeda. 

Penulisan tafsir ini tidak lepas dari kondisi 

perkembangan bahasa arab pada saat itu mengalami 

kemerosotan yang parah sekali. Bahasa arab sudah 

bercampur dengan bahasa Persia, Turki dan bangsa-bangsa 

lainnya sehigga kosa kata `a‘jam sudah banyak masuk ke 

bahsa arab, mengakibatkan banyak kaidah-kaidah nahwu 

atau sharaf dilanggar. Al-Qur`an adalah sumber bahasa 

Arab yang paling auntentik. Karena itu untuk 

mendapatkan kaidah-kaidah bahasa yang benar, 

pengkajian dan pemahaman Al-Qur`an harus dilakukan. 

Dengan latar belakang seperti itu dapat dipahami cara 

penafsiran yang dilakukan kitab ini menjelaskan maksud 

sebuah kata, ungkapan atau ayat, dan menjelaskan faktor 

kebahasaan. Pembahasan dalam kitab ini banyak 

menonjolkan segi pembahasan ilmu nahwu, sharaf, dan 

qirâ`ah-nya, sehingga Al-Qur`an yang diturunkan 

memakai bahasa arab dapat dipahami dengan pemahaman 
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yang benar. Tafsîr al-Jalâlain merupakan tafsir yang 

menggunakan bentuk penafsiran bi ar-riwâyah dan bi ar-

ra‘yi.  Karena dalam menafsirkan ayat demi ayat 

menggunakan hasil pemikiran atau ijtihâd para mufasir 

dan tidak meninggalkan periwayatan yang merupakan 

tafsiran dari ayat. 

Dari segi tahun kelahiran penulisan, at-Tafsîr al-

Jalâlain tergolong bentuk karya tafsir mukhtasar pada 

zaman klasik pertengahan dan ditulis dalam tulisan tangan 

sebanyak 627 naskah. Dan dicetak dengan berbagai versi 

cetak penertbit hingga 22 penerbit dari berbagai negara 

Islam.
227

 

Dinilai dari beberapa sisi ini, maka Tafsîr al-Jalâlain 

dari sisi sumber merupakan metode tafsir bi ar-ra`yi. Dan 

dilihat dari sisi tertib ayat sama dengan metode tahlîliy. 

Adapun dari sisi cara menafsirkan menggunakan metode 

bayâniy. Sedangkan dari sisi sedikit atau luasnya 

penjabaran tafsir digolongkan kepada metode ijmâliy 

karena tafsir ini cukup ringkas. Dan sistematika yang 

digunakan dalam tafsir Jalâlain adalah yatiu manhaj basît 

atau ikhtishar yaitu sistematika sederhana akan tetapi tetap 

konsisten dalam menafsirkan ayat dengan ayat, maupun 

dengan hadis, pendapat sahabat, kaedah nahwu dan ijtihâd 

penulis.  

Secara ringkas metode yang digunakan oleh penulis 

at-Tafsîr al-Jalâlain agar tidak terlalu meluas dalam 

penafsiran adalah 1) mempersingkat penafsiran dengan 

mengurangi penggunaan lafazh-lafazh yang berlebihan. 2) 

Mencukupkan pada lafazh yang singkat padat dan sarat 

makna. 3) Mecukupkan penjelasan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan maksud dari ayat. Diantaranya  pertama,   

memilih pendapat yang paling râjih dari sekian banyak 

perbedaan pendapat. Kedua, i‘râb pada ayat-ayat yang 

butuh untuk dijelaskan. Ketiga, perbedaan qirâ`ât 

disampaikan dengan singkat. 4) Penafsiran dirangkai 

dengan  ayat. 5) Ayat-ayat yang sudah jelas dan mudah 

dipahami tidak ditafsirkan lagi. 6) Tidak menyebutkan lagi 

nash-nash ayat pada setiap penafsiran namun cukup 

dengan mengisyaratkan pada tema-tema ayat-ayat. 7) 
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Sumber-sumber penafsiran dari Al-Qur`an, as-sunnah, 

pendapat sahabat, ijtihâd, kisah-kisah israliyyat,  tafsir-

tafsir induk. 

 Contoh penafsiran dalam Tafsîr al-Jalâlain 

sebagaimana dikutip dari tafsiran QS. al- ‗Ashr berikut: 

 

ٓ  ١ٓىۡػَصِۡٓٱوَٓ ََٓٱإنَِّ نسََٰ ٓٓلِۡۡ ٓخُسٍۡۡ ٓ  ٢ىفَِِ ََٓٱإلََِّّ ِي ٍِئُآْٓلََّّ ٓوغََ ْ أ ُِ ٌَ ءَا
َٰيحََِٰجِٓٱ ِٓٓىصَّ آْة ۡٔ َٔاضَ ِٓٓلَۡۡقِّٓٱوَحَ آْة ۡٔ َٔاضَ بِۡٓٱوَحَ   ٣ٓلطَّ

 

Tafsir dari surat ini adalah: 

 ―Demi masa, waktu/era setelah bergesernya matahari 

sampai terbenamnya matahari atau waktu sholat asar.‖ 

―Sesungguhnya semua manusia (jenis) itu berada didalam 

kerugian (dalam perniagaannya)‖ ―Kecuali orang-orang 

yang beriman dan melakukan amal kebaikan (maka 

mereka bukan orang yang berada didalam kerugian) dan 

saling menasehati dalam kebenaran (perkara iman) dan 

saling menasehati dalam kesabaran (atas ketaatan dari 
meninggalkan kemaksiatan.‖

228
 

 

d) At-Tafsîr al-Wajîz  

Tafsir ini ditulis oleh Wahbah az-Zuhailiy  yang 

dilahirkan di Dair Atiah, Damaskus, Suriah pada tahun 1932 

M dan wafat pada 8 Agustus 2015 M.
229

 Tafsir ini merupakan 

salah satu karya dari syekh Wahbah Musthafa Wahbah al-

Zuhaily dari 3 karya tafsir lainnya; at-Tafsîr al-Wasîth 

sedangkan kedua adalah at-Tafsîr al-Munîr dan ketiga adalah 

at-Tafsîr al-Wajîz al-Wajîz. Tafsir pertama terdiri dari tiga 

jilid, lebih ringkas dari tafsir kedua. At-Tafsîr al-Wasîth 

menyuguhkan penjelasan yang lebih ringan, dan mudah, tidak 

sedetail tafsir kedua. Tujuanya memang untuk memudahkan 

pembaca walaupun masih tetap memberikan pembahasan-

pembahasan seputar gramatikal dan menjelaskan kata-kata 

yang dirasa asing di telinga khalayak. Begitu juga dengan at-

Tafsîr al-Wajîz juga merupakan tafsir yang ringan dan ringkas. 
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Wahbah az-Zuhailiy menyebutkan metodologi ikhtishâr 

dalam tafsirnya bahwa kitab at-Tafsîr al-Wajîz merupakan 

kitab tafsir yang menjelaskan makna Al-Qur`an secara ijmâliy, 

menyebutkan asbâb an-nuzûl dari hadis-hadis yang shahîh 

saja, meninggalkan kisah-kisah isra`iliyat, kemudian 

menggabungkan antara tafsir bi al-ma`stûr dan ma‘qûl dengan 

tetap perpegang pada prinsip-prinsip penafsiran, maqâshid 

syariah, dan kaedah bahasa Arab serta berpegang pada prinsip 

akidah salaf ash-shâlih.‖
230

Dalam terbitan Dar al-Fikr, tafsir 

ini hanya terdiri dari 640 halaman. 

Contoh penafsiran dalam Tafsîr al-Jalâlain peneliti 

ambil dari QS. al- ‗Ashr dengan penafsiran sebagai berikut: 

Wahbah az-Zuhailiy menafsirkan surat ini dengan 

terlebih dahulu menyebutkan keutamaannya dengan 

menukilkan riwayat ath-Thabraniy yang meriwayatkan dari 

Abdullah ibn Hafsh yang berkata: ―Ada sahabat Nabi jika 

sudah saling bertemu mereka akan sulit berpisah sampai salah 

seorang diantara mereka membaca kepada yang lain surat al-

‗Ashr sampai selesai, barulah mereka bersalaman untuk 

berpisah.‖ Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqiy dari Abi 

Huzaifah.
231

 

Selanjutnya Wahbah az-Zuhailiy menjelaskan makna 

dari ayat, sebagai berikut:  
Dalam ayat pertama Allah bersumpah dengan al-‗Ashr dan dia adalah 

masa yaitu waktu yang penuh ibrah dan keajaiban. ayat kedua 

menjelaskan sesungguhnya manusia (yaitu mukallaf) berada dalam 

kerugian yang besar karena perdagangan yang mereka lakukan 

bersama setan dan karena mereka lebih mementingkan dunia. Kalau 

mereka berdagang dengan Allah, maka mereka akan mendapatkan 

keuntungan yang abadi jka mereka menta‘ati Allah dan lebih 

mementingkan akhirat. Dan inilah jawab sumpah tersebut pada ayat 

ketiga: manusia itu merugi kecuali orang yang beriman kepada Allah 

dan Rasul-Nya lalu beramal sholeh yang diperintahkan oleh Allah dan 

Rasul-Nya serta saling menasehati sesama mereka dalam kesabaran. 

Yaitu beramal dengan syariat Allah, beriman dan mentauhidkan-Nya, 

mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan larangan-Nya. 

Semua itu mencakup kebaikan dan keutamaan. Adapun saling 

menasehati dalam ketaatan, dalam meninggalkan kemaksiatan serta 

sabra dalam musibah merupakan bentuk kepedulian khusus terhadap 

suatu yang umum karena kesabaran merupakan ciri dari kebenaran.
232

 

 

                                                 
230

 Wahbah az-Zuhailiy, at-Tafsîr al-Wajîz, Damaskus: Dar al-Fikr, 1994,  hal. iv. 
231

 Wahbah az-Zuhailiy, at-Tafsîr al-Wajîz, ..., hal.603. 
232

 Wahbah az-Zuhailiy, at-Tafsîr al-Wajîz, ..., hal.603. 

 



106 

 

 
  

e)  Al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm 

Kitab ini merupakan kitab tafsir mukhtasar paling akhir 

pada dari kitab-kitab mukhtashar yang sudah ada jika dilihat 

dari zaman penulisan 1422 H. Dan akan menjadi pembahasan 

dalam penelitian ini.  

 

f)  Tafsir Mukhtasar Karya Ulama Nusantara  

Dalam penelitian ini, disebutkan beberapa metode tafsir 

mukhtasar dari karya tafsir nusantara. Diantara karya tafsir 

dari para ulama Indonesia yang menulis tafsir dengan metode 

ringkas ini diantaranya sebagai berikut: 

 

(1) Turjumân al-Mustafîd  
 

Tafsir  ini ditulis oleh Syekh Abdurrauf Ali as-Sinkly 

dari  Aceh.  Beliau lahir pada tahun 1042 H/ 1615 M. Tafsir 

Turjumân al-Mustfîd menurut sebagian ulama menggunakan 

metode ijmâliy yaitu menafsiksn Al-Qur`an secara umum. As-

Sinkly lebih banyak merujuk kepada Tafsîr al-Jalâlain dimana 

tafsir ini menggunakan metode ijmâliy. Tafsir Turjumân al-

Mustafîd terlihat lebih ringkas bahkan hanya dua jilid saja, 

lebih padat dan tidak bertele-tele dengan menguraikan 

penafsiran secara panjang lebar.
233

Adapun bahasa yang 

digunakan dalam tafsirnya adalah bahasa melayu beraksara 

Arab-Jawa. 

Metode penafsiran yang disuguhkan oleh ‗Abd al-Rauf 

dalam Turjumân al-Mustafîd diantaranya: 1) Menyebutkan 

jumlah ayat dan periode nuzûl-nya.
234

 2) Menjelaskan 

keutamaan surah. 3) Menggunakan kata kunci
235

 seperti istilah 

faedah, qishshah, mufasir, tanbîh dan lainnya yang bertujuan 

menjelaskan perbedaan qirâ`at, menjelaskan asbâb an-nuzûl, 

menjelaskan kisah dan lain sebagainya. 
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(2) Tafsîr al-Munîr li Ma’âlim at-Tanzîl  

Tafsîr al-Munîr atau dikenal dengan nama lain Marah 

Labîd ditulis oleh syekh Nawawi al-Bantani dengan nama 

lengkap Abdullah al-Mu‘thi Muhammad Nawawi ibn ‗Umar. 

Lahir pada tahun 1813 M.
236

 Tafsir ini pertama kali di cetak 

di penerbit Abd ar-Razzaq, Kairo tahun 1305 H, kemudian di 

penerbit Mushthafa al-Bab al-Halabi, Kairo tahun 1355 H. 

Setelah itu diterbitkan di Singapura oleh penerbit al-

Haramain sampai empat kali cetakan, kemudian di Indonesia 

oleh penerbit Usaha Keluarga, Semarang. Lalu diterbitkan 

pula penerbit al-Maimanah di Arab Saudi dengan nama 

Tafsîr an-Nawawiy dalam dua jilid. Kemudian pada tahun 

1994 diterbitkan oleh penerbit Dar al-Fikr, Beirut dengan 

nama al-Tafsîr al-Munîr li Ma`âlim at-Tanzîl.
237

 

Dari segi teknik penafsirannya, Marâh Labîd termasuk 

dalam kategori tafsir yang menggunakan metode ijmâliy, di 

mana Nawawi berusaha untuk menafsirkan seringkas 

mungkin tetapi tetap mencakup banyak hal dengan 

menggabungkan pendapat-pendapat dalam bahasa yang 

ringkas. Dikatakan dalam Literatur Tafsir Indonesia, teknik 

pemaparan  Marâh Labîd ringkas tapi mencangkup. Dalam 

tafsir ini Nawawi menyebutkan sumber riwayat, asbâb an-

nuzûl secara singkat tanpa menyebutkan silsilah sanadnya 

tetapi mencukupkan perawi dari Nabi saja. 

Diantara metode  penulisan tafsir Marâh Labîd sebagai 

berikut: 

1. Menyebutkan asbâb an-nuzûl dengan memotong 

sanadnya dan langsung menyebutkan sumbernya dari 

sahabat, sehingga lebih ringkas. Menurut penelitian 

Mustamin, pola seperti ini tidak selalu sama untuk setiap 

surat.
238

 

2. Menjelaskan makna ayat secara umum. Nawawiy juga 

kadang memulai dengan makna ayat secara umum, 
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terkadang juga dengan membahas i`rab-nya, kadang 

dengan menyebutkan hadis yang menafsirkan ayatnya, 

dengan kata lain sangat variatif, sesuai dengan 

pemahamannya mana yang dianggap lebih penting untuk 

mendapat penjelasan lebih awal.
239

 Bahkan kekuatan tafsir 

Marah Labîd ini dalam memberikan penafsiran yang 

berkaitan dengan bahasa, an-Nawawy selalu merujuk 

kepada Al-Qur`an itu sendiri. Umpamanya kata ar-rahîm 

dalam al-Fatihah ditafsirkan dengan surat al-Ahzab ayat 

43.
240

 

3.  Menafsirkan ayat dengan pendapat shahabat. 

Nawawy juga banyak mengutip perkataan shahabat sebagai 

sumber penafsirannya, seperti perkataan Ibnu ‗Abbas, Ibn 

Mas`ud, Ali ibn Abi Thalib, dan lain-lain r.a.
241

 

4. Menfasirkan dengan pendekatan keilmuan. Dalam 

konteks tafsir bi ar-ra‘yi, Nawawi memahami bi ar-ra‘yi 

bukan berarti bahwa seseorang boleh menyelami langsung 

Al-Qur`an dengan tanpa dibekali perangkat ilmu yang 

memadai sebagai alat bantunya. Menurutnya, bi ar-ra‘yi 

adalah seseorang ber-ijtihâd memahami Al-Qur`an dengan 

dilandaskan kepada perangkat-perangkat ilmiah dan 

syar`iyyah, yang dikenal dalam syurûth al-mufasir. Nawawi 

sendiri dalam menafsirkan ayat dengan pendekatan 

keilmuan, senantiasa mengutip pendapat pakar dalam 

bidangnya.
242

 Begitupun dalam bidang lain, seperti akidah, 

ilmu kalam, fikih, tasawuf, dan lain-lain, Nawawi 

senantiasa merujuk para pakar dalam bidangnya masing-

masing. 

5. Menjelaskan perbedaan qirâ`at secara ringkas tanpa 

mengomentari perbedaannya.
243

 

6. Menyebutkan beberapa kisah israiliyat tanpa 

memberian ta‘lîq terhadap kisah tersebut. 
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(3) Tafsir Al-Qur`an al-Karim  

Tafsir Al-Qur`an al-Karim ini ditulis oleh Mahmud 

Yunus, beliau dilahirkan pada tahun 1316 H/ 1899 M di 

Batu Sangkar Sumatra Barat.
244

 Metode penafsiran Tafsir 

Al-Qur`an al-Karim adalah metode ijmâliy yaitu 

menjelaskan makna ayat secara global dan ringkas.
245

 Hal 

ini terlihat dari penyajian tafsir yang dilakukan adalah 

menafsirkan kata-kata dengan ayat Al-Qur`an, lalu 

menafsirkan ayat secara global. 

Langkah-langkah penulisan tafsir ini sebagai berikut: 

1) Mahmud Yunus menjelaskan kandungan ayat secara 

menyeluruh. Kosa kata pada ayat dijelaskan pada kondisi 

tertentu saja. 

2) Mahmud Yunus melibatkan pemikiran-pemikiran ulama 

Indonesia. Sehingga menurut Nasaruddin Baidan inilah 

karakteristik istimewa dari Tafsir Al-Qur`an al-Karim 

karya Muhammad Yunus dan satu-satunya kitab Tafsir 

yang murni menggunakan bahasa Indonesia sehingga 

terkesan seperti terjemahan, bukan penafsiran.
246

  

 

(4) Tafsîr an-Nûr  

Tafsîr an-Nûr disusun oleh T.M. Hasbi Ash 

Shiddieqi, salah seorang ulama yang berasal dari Aceh. 

Tafsîr an-Nûr dikenal juga dengan nama Tafsîr Al-Qur‘ân 

al-Majîd yang ditulis pada tahun 1952-1961. Tafsîr an-Nûr 

pertama terbit pada tahun 1956 dan merupakan kitab tafsir 

pertama yang diterbitkan di Indonesia, sehingga 

merupakan pelopor dari khazanah kitab tafsir di 

Indonesia.
247

 

Tafsîr an-Nûr berperan dalam pengembangan 

penafsiran dalam dunia Islam, khususnya masyarakat 

Indonesia yang kurang menguasai bahasa Arab. 

                                                 
244

Mahmud Yunus, Tafsîr Al-Qur`an al-Karim, Ciputat: PT. Mahmud Yunus dan 

Yogyakarta: Pustaka Insan Madani 2008, hal. 197.  
245

 Siti Aisyah, ―Epistemologi Tafsir Al-Qur`an al-Karim Karya Mahmud Yunus‖, 

Tesis. Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016, hal. 171.  
246

 Nashruddin Baidan, Perkembangan Tafsîr Al-Qur`an di Indonesia, Solo: Tiga 

Serangkai Pustaka Mandri, 2002, hal. 89. 
247

 Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqie, Tafsir Al-Qur‘an al-Majid an-Nur, 

Semarang: Pustaka Rizki Putra, Jilid II, 2000, hal. ix 
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Metodenya yang simpel dan praktis mempermudah 

pembacanya untuk mengetahui tafsir sebuah ayat. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Hasbi bahwa dia 

menafsirkan ayat dengan menunjuk kepada sari patinya 

(pokok permasalahan yang dikandung oleh masing-masing 

ayat).
248

 Langkah metodologis ini dilakukan oleh Hasbi 

bertujuan agar menghindarkan para pembacanya keluar 

dari maksud dan makna pokok dari setiap ayat yang 

ditafsirkan.  

Metodologi penulisan tafsir ini sebagai berikut: 1) 

Penjelasan umum tentang surat. 2) Pengelompokkan ayat 

sebagai bahan-bahan penafsiran. 3) Pemaparan terjemahan 

pada awal pembahasan. 4) Menafsirkan ayat atau potongan 

ayat dan mengaitkannya dengan ayat-ayat lainnya yang 

berkaitan, hadis-hadis Nabi, aspek kebahasaan, pendapat 

para ulama dalam fikih, asbâb an-nuzûl, dan sejarah. 

Hasbi juga menghubungkan penafsiran dengan sains dan 

filsafat. Namun disampaikan dengan ringkas. 5) 

Menyimpulkan hasil penafsiran. 

 

(5) Tafsîr Al-Qur`ân  

Tafsîr Al-Qur`ân ini ditulis oleh Zainuddin Hamidi 

(w. 1957 M) dan Fachruddin HS. Dalam menafsirkan ayat 

Al-Qur`an penulis tidak menafsirkan seluruh ayat tetapi 

hanya menafsirkan bagian-bagian ayat yang dianggap 

penting untuk ditafsirkan dan penafsirannya pun hanya 

secara umum tidak terperinci. Kitab ini masih 

menggunakan bahasa Indonesia pada zamannya.  

Penulis dalam menulis tafsirnya banyak mengutip 

dari tafsir yang terkenal dalam dunia Islam seperti, Tafsîr 

al-Kabîrr, Fath al-Qâdir, Rûh al-Ma‘âny, Tafsîr Al-

Qur‘ân  al-‗Azhîm, al-Manâr, dan Tafsir al-Jawâhir. 

Sementara dalam bahasa asing (Barat) penulis mengambil 

dari tafsir The Holy Qur`an oleh A. Yusuf Ali, The Holy 

Qur`an oleh Maulvi Muhammad Ali M.A, dan The 

Meaning of The Glorious Koran oleh Muhammed 

Marmaduke Pickthall, dll.
249

 

                                                 
248

 Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqie, Tafsir Al-Qur`an al-Majid an-Nur, 

hal. ix 
249

 Zainuddin Hamidi dan Fachruddin HS, Tafsir Qur`an‘, Jakarta: Widjaya 

Djakarta: 1967. 
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(6) Raudhat al-‘Irfân fî Ma’rifât Al-Qur`ân 

Penulis tafsir Raudhat al-‗Irfân fî Ma‘rifât Al-

Qur`ân adalah Ahmad Sanusi (w. 1950 H). Latar belakang 

Ahmad Sanusi menyusun tafsir ini adalah untuk lebih 

mempermudah masyarakat Sunda dalam mempelajari dan 

mendalami Al-Qur`an dan memenuhi kebutuhan 

intelektual masyarakat Sunda dalam bidang keagamaan.
250

 

Metode penafsiran yang digunakan oleh Ahmad 

Sanusi adalah metode ijmâliy, dengan langkah-langkah 

berikut: 

1) Menjelaskan kosa-kata ayat yang dianggap sukar. 

Adapun kosa kata yang mudah dipahami tidak dijelaskan 

lagi. 2) Menggunakan bahasa yang sederhana dengan ini 

menggunakan bahasa Sunda. 3) Memberikan penjelasan 

yang sangat ringkas dengan memberikan nomor sesuai 

nomor ayat. 4) Tidak menyebutkan perbedaan qirâ‘at, 

asbâb an-nuzûl. 5) Menyebutkan kesimpulan penafsiran 

pada setiap halaman.  

 

2) Tafsir Mukhtasar Min Ghairihi 

Jenis kedua dari tafsir mukhatshar adalah tafsir mukhtasar 

yang meringkas tafsir induk, menggunakan metode yang sama 

denga tafsir induk. Bedanya dengan tafsir induk, tafsir 

mukhatshar menjelaskan poin-poin penting saja dari tafsir induk. 

Tafsir mukhtasar min ghairihi harus melakukan beberapa 

langkah berikut dalam meringkas tafsir tersebut: 1) menghapus 

penjelasan-penjelasan tafsir induk yang dirasa oleh mukhtashir 

tidak berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan. 2) menukilkan 

penjelasan-penjelasan yang penting saja dalam tafsirnya.  

 Beberapa karya tafsir mukhtasar yang meringkas tafsir 

induk adalah sebagai berikut: 

 

a) Ringkasan Tafsir  Jâmi’ al-Bayân li Tafsîr Ayy Al-Qur`ân 

Diantara mukhtashar tafsir karya ath-Thabariy ini adalah 

sebagai berikut
251

: 1)  Mukhtashar Tafsîr ath-Thabariy oleh 
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 Ahmad Sanusi, Raudhat al-‗Irfân fî Ma‘rifât Al-Qur‘ân, Sukabumi: Yayasan 

Asrama Pesantren Gunung Puyuh. t.th, hal. 1 
251

 Muhammad Rasyid al-Barakah, at-Tafâsir al-Muktasharat; Ittijahâtuhâ wa 

Manâhijuhâ, Riyad: Kursi Al-Qur`an al-Karim wa ‗Ulumuhu, 1436 H,  hal. 150. 
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Ibnu Shamadih at-Tujaibiy (w.419 H). 2)  Mukhtashar Tafsîr 

ath-Thabariy oleh Muhammad Ali ash-Shabuniy (w.1442 H) 

dan Sholeh Ahmad Ridho. 3) Tafsr ath-Thabariy oleh Basyar 

Iwad Ma‘ruf dan Isham Faris al-Harastaniy. 4) Tafsîr ath-

Thabariy Taqrîb wa Tahzîb oleh Sholah ibn Abd al-Fattah al-

Khalidiy. 

Untuk menganalisa metode mukhtashar tafsir ath-

Thabariy, maka sampel yang diambil adalah Mukhtashar 

Tafsîr ath-Thabariy yang ditulis oleh at-Tujaibiy. Tafsir ini 

merupakan ringkasan tafsir pertama dari tafsir ath-Thabariy 

yang ditulis oleh Abu Yahya Muhammad ibn Ahmad 

Shamadih at-Tujaibiy yang masyhur dengan kunyah Ibnu 

Shamadih at-Tujaibiy (w.651H). Seorang ulama keturunan 

Yaman dan menetap di Andalusia.
252

 

Alasan at-Tujaibiy meringkas tafsir ath-Thabariy adalah 

untuk mengurangi berat kitab tersebut serta mudah untuk 

dibawa saat safar, alasan lainnya karena adanya permintaan 

dari orang-orang yang hidup pada masa itu untuk menulis 

tafsir yang ringkas serta bisa dipahami baik oleh orang âlim 

dan muta‘allim.
253

 

Metode at-Tujaibiy dalam meringkas tafsir Jâmi` al-

Bayân ‗an Ta`wîl Âyi Al-Qur`ân atau yang dikenal dengan 

Tafsîr ath-Thabariy adalah sebagai berikut: 1) Semua yang 

terdapat dalam tafsir ringkasnya adalah dinukilkan dari Tafsîr 

ath-Thabariy. 2) At-Tujaibiy hanya menjelaskan kalimat 

gharîbat (kata-kata yang dianggap sulit dipahami). 3) 

Mempersingkat penjelasan dalam tafsir. 4) Ayat-ayat serupa 

yang telah dijelaskan namun sangat butuh untuk dijelaskan 

lagi maknanya, maka at-Tujaiby hanya menyebutkan makna 

saja tanpa menyebutkan ayatnya lagi. 5) Pembahasan tentang 

qirâ`ât, ahkâm, i‘râb dan ma‘âni, kajian bahasa, pembahasan 

asal usul kata (isytiqâq), akhbâr, periwayatan, nâsikh dan 

mansûkh tidak dikaji secara panjang lebar. 6) Memangkas 

periwayatan yang panjang dan mengandung perbedaan 

pendapat dan mencukupkan pada satu hingga tiga periwayatan 

saja serta memilih riwayat-riwayat yang masyhur dikalangan 

masyarakat.  
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 Muhammad Rasyid al-Barakah,  at-Tafâsir al-Muktasharat; Ittijahâtuhâ wa 

Manâhijuhâ, ..., hal. 150. 
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 Muhammad Rasyid al-Barakah, at-Tafâsir al-Muktasharat; Ittijahâtuhâ wa 

Manâhijuhâ, ..., hal. 150. 
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b) Ringkasan Tafsîr Al-Qur`ân al-‘Azhîm 

Diantara mukhtashar tafsir Ibnu Katsir sebagai berikut: 

1) ‗Umdat at-Tafsîr. Ditulis oleh Ahmad Muhammad 

Syakir. Dicetak oleh Dar al-Ma‘arif Mesir tahun 1376 H/ 1957 

M.  

2) Taisîr al-‗Aliyyi al-Qadîr li Ikhtishâr Tafsîr Ibn 

Katsîr oleh Nusaib ar-Rifa‘iy. Cetakan pertama tafsir ini di 

Beirut pada tahun 1392 H/1972 M. Kitab ini dicetak dalam 4 

jilid ukuran sedang. 

 3) Mukhtashar Tafsîr Ibn Katsîr oleh ash-Shabuniy. 

Tafsir ini dicetak oleh Dar Al-Qur`an al-Karim di Beirut pada 

tahun 1393 H dalam 3 jilid.  

4) Mukhtashar Tafsîr Ibn Katsîr. Ditulis oleh Karim 

Rajih. Tafsir ini dicetak di Beirut oleh Dar al-Maghrifah 

dalam 2 jilid ukuran sedang pada tahun 1403 H.  

5) At-Taisîr lî Tafsîr Ibn Katsîr. Ditulis oleh Abdullah 

Alu Syeikh. Tafsir ini dicetak pada tahun 1411 H/ 1990 M 

dalam 4 jilid ukuran sedang.  

6) Fath al-Qadîr Tafsîr Ibn Katsîr. Ditulis oleh 

Muhammad Ahmad Kan‘an. Tafsir ini dicetak Dar Lubnan li 

ath-Thiba‘ah pada tahun 1412 H/1992 M dalam 6 jilid kecil. 

7) Awjâz at-Tafâsir min Tafsîr Ibn Katsîr. Ditulis oleh 

Khalid ibn Abdurrahman al-‗Ak. Kitab ini dicetak oleh Dar  

Ibn ‗Ash-Shashah Damaskus dan Ibnu Basyair pada tahun 

1413 H dalam 1 jilid besar.   

8) Lubâb at-Tafsîr. Ditulis oleh Abdullah Alu Syekh. 

Kitab ini dicetak oleh Muassasah Dar al-Hilal Cairo Mesir 

pada tahun 1414 H/1994 H.  

 9) Al-Mishbâh al-Munîr. Ditulis oleh Shafiyyu ar-

Rahman al-Mubarakfauriy. Tafsir ini dicetak oleh Dar as-

Salam Riyad pada tahun 1420 H/ 1999 M.  10) Shahîh 

Mukhtashar Tafsîr Ibn Katsîr. Tafsir ini ditulis oleh beberapa 

orang mufasir; Ahmad Abdurrazzaq al-Bakariy, Muhammad 

Adil Muhammad, Muhammad Abdllathif Khalaf. Kitab ini 

dicetak oleh Dar as-Salam Mesir pada tahun 1421 H/ 2021 M.  

10) Taisîr ar-Rahmân ar-Rahîm. Ditulis oleh 

Muhammad Ahmad as-Salafiy dan dicetak oleh Maktabah ar-

Rusydi Riyad  pada tahun 1422 H/ 2001 M dalam dua jilid 

besar.  
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11) Mukhtashar Tafsîr Ibn Katsîr. Ditulis oleh Ahmad 

Sya‘ban, Muhammad Iyadi Abd Halim. Tafsir ini diterbitkan 

oleh Maktabah Shafa Mesir pada tahun 2003 M/ 1424 H.  

12) Al-Yasîr fî Ikhtishâr Tafsîr Ibn Katsîr. Ditulis oleh 

Sholah Muhammad Irfat dan Muhammad Abdullah asy-

Syanqithiy, Khalid ibn Fauziy Abd al-Hamid. Diterbitkan oleh 

Dar al-Huda Jeddah pada tahun 1426 H dalam 1 jilid besar.  

13) Ad-Durru an-Natsîr yang ditulis oleh Muhammad 

ibn Musa Nashr. Dicetak oleh Dar Gharasy Kuwait pada tahun 

1427 H.  

14) At-Taisîr Khulâshah Tafsîr Ibn Katsîr.  Tafsir ini 

ditulis oleh Mahmud Salim. Tafsir ini dicetak oleh Dar asy-

Sya‘bi Mesir. 

Tafsir ‗‗Umdat at-Tafsîr yang merupakan salah satu 

Mukhtashar tafsir Ibnu Katsir ini akan menjadi pembahasan 

dalam penelitian ini. Adapun untuk menganalisa metode tafsir 

mukhtasar tafsir Ibnu Katsir, akan diambil sample dari tafsir 

mukhtasar Syekh Ali ash-Shabuniy. 

Latar belakang Syekh Ali Ash-Shabuniy meringkas 

tafsir ini adalah melihat ada sebuah kecenderungan 

masyarakat kontemporer untuk kembali merujuk 

pada turats terlebih pada tafsir Al-Qur`an dan sunnah 

Rasulullah. Banyak pula dijumpai pertanyaan ―Kitab tafsir 

apa yang paling mudah dipahami dan memberikan banyak 

faidah bagi para pembaca?‖ Syekh Ali ash-Shabuniy melihat 

banyak kitab tafsir yang telah ditulis oleh para ulama, namun 

kitab-kitab tersebut penjelasannya terlalu panjang. Maka 

inilah alasan utama dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir 

tersebut. 

Menurut ash-Shabuniy, keistimewaan tafsir Ibnu Katsir 

adalah kitab ini menggunakan metode tafsir bi al-

ma‘tsûr (menafsirkan Al-Qur`an dengan Al-Qur`an, sunnah, 

pendapat para sahabat, dan tabi‘in) dengan ungkapan yang 

jelas dan mudah dan memadukannya dengan tafsir bi ar-

ra‘y (tafsir dengan penalaran akal). Dan ash-Shabuniy 

menguatkan klaimnya dengan mengutip pendapat as-Sayuthiy 

yang menyatakan ―Belum pernah disusun tulisan yang 

sepadan dengan gaya tafsir ini‖. 

Adapun metode meringkas bukan hal yang sepele, 

peringkas harus mampu memberikan prioritas mana yang 

perlu ditulis dan mana yang harus ditinggalkan. Untuk itu, 

dalam menyusun Mukhtasar Tafsîr Ibn Katsîr Syekh Ali ash-
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Shabuniy memegang tujuh rambu-rambu peringkasan, 

yaitu
254

: 
(1) Menghapus periwayatan sanad-sanad hadis yang panjang 

dan mencukupkan pada penyebutan periwayat pertama dari 

sahabat saja. (2) Penulisan ayat yang dijadikan sebagai 

penafsir ayat utama hanya dituliskan potongan yang 

diperlukan saja. (3) Mencukupkan pada penulisan hadis 

shahîh, membuang hadis yang lemah, membuang riwayat 

atsar yang tidak tetap sanadnya sebagaimana Ibnu Katsir 

ingatkan. (4) Menyebutkan pendapat tokoh-tokoh populer dari 

kalangan sahabat serta menetapkan riwayat-riwayat yang 

paling shahîh. (5) Berpegang pada pendapat-pendapat populer 

tabi‘in yang penukilannya shahîh dan meninggalkan 

penyebutan semua pendapat mereka sebab tidak semua 

pendapat tabi‘in adalah shahîh. (6) Menghapus riwayat-

riwayat israiliyat. (7) Membuang permasalahan-permasalahan 

hukum dan perbedaan pendapat yang tidak urgen dan 

mencukupkan pada penuturan hukum secara ringkas. 

Inilah langkah-langkah Syekh Muhammad Ali ash-

Shabuniy dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir yang kemudian 

dinamai dengan Mukhtashar Tafsîr Ibn Katsîr. Dengan 

ringkasan ini, ash-Shabuniy telah berjasa dalam penulisan 

tafsir yang mudah dipahami, memiliki banyak faidah tetapi 

ringkas dengan tetap memperhatikan substansi kitab. Jika 

kitab aslinya setebal delapan juz, ringkasan Syekh Ali ash-

Shabuniy hanya setebal tiga juz sehingga memudahkan 

pembaca dalam memahami substansi tafsir tebal Ibnu Katsir. 

 

c) Ringkasan Tafsir Mafâtih al-Ghaib 

Diantara mukhtashar tafsir Mafâtih al-Ghaib karya ar-

Raziy adalah Tahzîb at-Tafsîr al-Kabîr yang ditulis oleh 

Husein asy-Syamy (w.1954 M).  Tafsir ini dicetak oleh Dar 

Islam London pada tahun 1998/ 1418 H dalam 7 jilid besar.
255

  

 

d) Ringkasan Tafsir al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur`ân 

Diantara mukhtashar tafsir al-Qurthubiy ini adalah
256

: 
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 Muhammad Ali ash-Shabuniy, Mukhstashar Tafsîr Ibn Katsîr, Beirut: Dar Al-

Qur`an, 1981, hal. 9 
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 Husein al-Hasyimiy, Tahzîb at-Tafsîr al-Kabîr, jilid 1, hal. 35 
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 Muhammad Rasyid al-Barakah, at-Tafâsir al-Muktasharat; Ittijahâtuhâ wa 

Manâhijuhâ, Riyad: Kursi Al-Qur`an al-Karim wa ‗Ulumuhu, 1436 H,  hal. 203-215 
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1) Mukhtashar Tafsîr al-Qurthubiy oleh Muhammad 

Karim Rajih. Kitab ini dicetak oleh Dar al-Kitab al-`Arabiy di 

Beirut pada tahun 1406 H dengan 5 jilid besar. 

2) Mukhtashar Tafsîr al-Qurthubiy oleh Irfan Hassunah, 

dicetak oleh Dar al-Kutub al-‗Ilmiyah di Beirut pada tahun 

1422 H dengan 4 jilid sedang. 

3) Mukhtashar Tafsîr al-Qurthubiy oleh Sirajuddin Ibn 

al-Mulaqqin (w.804 H). Kitab ini merupakan awal kitab 

mukhtashar tafsir al-Qurthubiy namun naskahnya hilang. 

4) Mukhtashar Tafsîr al-Qurthubiy al-Jâmi‘ li Ahkâm 

Al-Qur`ân oleh Taufiq al-Hakim (w.1407 H). Kitab ini dicetak 

oleh al-Hai`ah al-Mishriyyah al-‗Ammah pada tahun 1977 M 

dan merupakan tafsir mukhtasar al-Qurthubiy pilihan.  

5) Jâmi‘ al-Ahkâm al-Fiqhiyyah li Imâm al-Qurthubiy 

min Tafsîrihi. Ditulis oleh Farid Abd Aziz al-Jundy, dicetak 

oleh Dar al-Kutub al-‗Ilmiyah dan Dar al-Baz pada tahun 

1414 H dalam 3 jilid. 

 

e) Ringkasan Tafsir al-Fath al-Qadîr 

Diantara mukhtashar tafsir karya asy-Syaukaniy 

(w.1255 H) ini adalah: 1) Zubdat at-Tafsîr min al-Fath al-

Qadîr. Tafsir ini ditulis oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar. 

Dicetak oleh Wizarah al-Auqaf wa Asy-Syu‘un al-Islamiyah 

Kuwait pada tahun 1406 H.  2) Fath ar-Rabbâny. Tafsir ini 

ditulis oleh Abd al-Aziz ibn Muhammad Alu Syekh. Tafsir ini 

dicetak pada tahun 1416 H/ 1995 M dalam 4 jilis besar. 

 

f) Ringkasan Tafsir Yahya ibn Sallam 

Diantara mukhtashar tafsir Yahya ibn Sallam (w.200 H) 

adalah tafsir Al-Qur`ân al-Azîz yang ditulis oleh Ibnu Abi 

Zamananain (w.324 H). Alasan Ibnu Abi Zamanain meringkas 

tafsir Yahya ibn Sallam adalah tafsir ini terlalu panjang karena 

seringnya terjadi pengulangan dalam tafsir dan tujuan kedua 

adalah memotivasi para pembaca untuk membaca tafsir 

tersebut karena pada saat itu minat untuk memahami ilmu 

masih sangat minim.
257

 

Tafsir ini ditulis oleh Muhammad ibn Abdillah ibn Abi 

Zamanain al-Iberi al-Qurthubiy. Beliau dilahirkan pada tahun 
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Ibnu Abi Zamanain, Tafsir Al-Qur`ân al-‗Azîz, Mesir: al-Faruq al-Haditsiyah, 

1423, Jilid 1, hal. 117.   
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324 H pada sebuah kota di Andalusia. Ibnu Abi Zamanain 

adalah salah satu murid dari Imam an-Nasa`iy.
258

 Seorang 

ulama yang dalam pengetahuan dan sangat paham tentang 

sastra arab serta terkenal dengan karakter yang baik 

sebagaimana diungkapkan oleh adz-Dzahabiy dalam kitab 

Târikh al-Islâm. 

Diantara 15 karya-karya Ibnu Abi Zamanain dalam 

berbagai bidang pengetahuan dan salah satunya dalam bidang 

tafsir adalah Tafsîr Al-Qurâ`n al-‗Azîz. Kitab ini merupakan 

ringkasan dari tafsir Yahya ibn Sallam (w.200 

H).
259

TafsirYahya ibn Sallam merupakan tafsir tertua dengan 

judul Tafsîr Al-Qur`ân.
260

 Adapun alasan Ibnu Zamanain 

meringkas tafsir Yahya ibn Sallam adalah karena menurutnya 

tafsir Yahya ibn Sallam sangat panjang dikarenakan 

banyaknya pengulangan dalam tafsir tersebut, begitu juga 

banyak penyebutan hadis-hadis yang tidak ada kaitan dengan 

konten penafsiran sehingga dibutuhkan tafsir ringkas, 

mengingat rendahnya semangat menuntut ilmu pada zaman 

tersebut.
261

 

Adapun metode penulisan tafsir Ibnu Abi Zamanain 

dalam meringkas tafsir Yahya ibn Sallam sebagai berikut
262

: 

(1)  Meringkas pengulangan-pengulangan penjelasan dan 

hadis-hadis yang terdapat dalam tafsir. 

(2)  Penafsiran diluar penafsiran yang dilakukan oleh 

Yahya ibn Sallam. Misalnya menambahkan penjelasan tentang 

kaedah bahasa. 

(3)  Ibnu Abi Zamanain menghapus beberapa penafsiran 

Yahya ibn Sallam. Misalnya Yahya ibn Sallam menafsirkan 

ayat dengan satu ayat dan ayat lainnya. Namun Ibnu Abi 
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Zamanain mencukupkan pada penafsiran pada satu ayat dan 

menghapus ayat yang ditambahkan.  

(4)  Ibnu Zamanain tidak menyebutkan semua pendapat 

sahabat, tabi‘in namun mengambil beberapa poin-poin 

pendapat saja dan meninggalkan yang lainnya untuk 

menyingkat penafsiran. 

(5)  Ibnu Abi Zamanain mernyimpulkan penafsiran terkait 

ayat-ayat ahkam yang dipaparkan oleh Yahya ibn Salam. 

(6)  Penafsiran Yahya ibn Sallam (w.200 H) yang 

berkenaan dengan qirâ`at, nâsikh dan mansûkh, israiliyat 

disebutkan sebagaimana terdapat dalam tafsir Yahya ibn 

Sallam karena pembahasannya tidak meluas.  

  

g) Ringkasan Tafsir an-Nukat wa al-‘Uyûn 

Diantara mukhtashar tafsir karya al-Mawardiy (w.450 

H) ini adalah Ikhtishâr an-Nukat li al-Mawardiy karangan 

Izzuddin Abd as-Salam (w.660 H). 

 

h) Ringkasan al-Bahr al-Muhîth 

Diantara tafsir mukhtasar dari tafsir al-Bahr al-Muhîth 

adalah: 

(1) Tafsir an-Nahr al-Mâd karangan abi Hayyan sendiri. 

(2)  Tafsir ad-Durr al-Luqaith min al-Bahr al-

Muhith karangan Ibnu Maktum Tajuddin Ahmad al-Qaisy al-

Hanafy (w.749 H).  Tafsir mukhtasar an-Nahr al-Mâd 

diterbitkan oleh maktabah as-Sa`adah Mesir pada tahun 1327 

H. Dan mukhtashar karangan Ibn Maktum ini ditulis dengan 

kitab asli al-Bahr al-Muhîth yang digabung dengan 

mukhtashar sebelumnya. 

 

i) Ringkasan Tafsîr al-Baghawiy Ma’âlim at-Tanzîl 

Tafsîr al-Baghawiy sebenarnya sudah merupakan ringkasan 

dari tafsir al-Kasyfu wa al-Bayân. Namun tafsir ini diringkas 

lagi oleh ulama-ulama tafsir diantaranya adalah Mukhtashar 

Tafsîr al-Baghawiy yang diringkas oleh Abdullah az-Zaid 

(1950 M). Mukhtashar ini merupakan tafsir mukhtasar 

muta`akhkhirîn, dicetak oleh Dar al-Ma‘arif Riyad pada tahun 
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1996 M / 1416 H. Dan kitab ini dicetak lagi oleh Dar as-Salam 

Mesir.
263

  

 

j) Ringkasan Tafsir  al-Manâr 

Mukhtashar tafsir al-Manâr adalah tafsir al-Mukhtashar 

al-Mufîd li Al-Qur`ân al-Majîd. Yang ditulis oleh Muhammad 

Rasyid Ridho (w.1935 M) kemudian disempurnakan oleh 

Ahmad Kan‘an. Namun mukhtashar ini sama sepertinya kitab 

sumbernya yang hanya menafsirkan sampai surat Yusuf saja. 

Tafsir mukhtasar ini termasuk tafsir muta`akhkhirin yang 

ditulis setelah 1400 H. 

 

k) Ringkasan Tafsir Rûh al-Bayân 

Tafsir Rûh al-Bayân mempunyai tiga mukhtashar 

diantaranya adalah yang dikarang oleh ash-Shabuniy (w.1442 

H) yang berjudul Tanwîr Azhân. Mukhtashar tafsir ini ditulis 

oleh ash-Shabuniy dengan tujuan agar kitab ini bermanfaat 

bagi orang banyak. Kitab mukhtashar Tanwîr Azhân dicetak di 

Damaskus oleh penerbit Dar al-Qalam 1408 H/ 1988. 

 

f. Sistematika Tafsir Mukhtasar 

1)  Sistematika Tafsir Mukhtasar bi Zâtihi 

Sistematika penyusunan tafsir mukhtasar baik klasik 

maupun kontemporer, yang paling banyak dilakukan adalah 

sistematika tartîb mushhafiy. Jika dianalisa dari beberapa karya 

tafsir yang menggunakan sistematika penyusunan mushhafiy 

adalah tafsir al-Wajîz fî Kitâb al-Azîz karya al-Wahidiy (w.468 

H). Al-Wahidiy menafsirkan Al-Qur`an menurut susunan 

urutannya didalam mushaf. Dalam hal ini, al-Wahidiy dalam 

kitab tafsirnya telah menyelesaikan penafsiran seluruh ayat Al-

Qur`an, yang dimulai dari surat al-Fatihah sampai surat an-Nas 

sesuai urutan mushaf Al-Qur`an. Begitu juga halnya dengan at-

Tafsîr al-Muyassar karya ‗A`idh al-Qarniy. Namun berbeda 

halnya dengan Tafsîr al-Jalâlain, dimana penafsiran ini dimulai 

dari tengah surat hingga akhir surat, lalu dilanjutkan dari al-

Baqarah hingga akhir tengah surat yang belum ditafsirkan pada 
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penafsiran awal, sehingga sistematika penyusunannya tidak 

susunan mushaf.  

Adapun dari sistematika sub pembahasan penafsiran yang 

digunakan cukup beragam, diantaranya sebagian mufasir tafsir 

mukhtasar memberikan penomoran penafsiran sesuai urutan ayat, 

memasukkan sub judul pembahasan tentang maqâsid ayat secara 

singkat, sub judul tentang sebab penamaan surat yang ditafsirkan 

secara singkat, menyebutkan munâsabah surat dengan surat 

selanjutnya.  

 

2) Sistematika Tafsir Mukhtasar min Ghairihi 

Sistematika tafsir mukhtasar min ghairihi mengikuti 

sistematika tafsir induk. Jika tafsir induk menggunakan metode 

tafsir tahlîliy maka tafsir mukhtasar akan meringkas poin-poin 

penjelasan dari tafsir tahlîliy tersebut agar tidak terlalu panjang. 

Apabila tafsir induk yang diringkas merupakan tafsir maudhû‘iy, 

maka ringkasan tafsir tersebut mengikuti metode tafsir maudhû‘iy 

yang diringkas, hanya saja penjelasannya lebih ringkas dan 

disederhanakan dengan memangkas beberapa penjelasan yang 

dianggap mukhtashir bukan penjelasan utama. 

Tafsir mukhatashar min ghairihi biasanya memberikan 

tambahan tanda baca pada mukhtashar tersebut, dan memberikan 

catatan kaki sebagai tambahan keterangan atau penjelas. 

 

g. Validitas Tafsir Mukhtasar 

Ada tiga poin penting dalam uji validitas tafsir mukhtasar; 

pertama, kapasitas keilmuan mufasir, kedua, konten tafsir dan 

ketiga, konsistensi tafsir mukhtasar dengan tafsir induk. 

1) Kapasitas Keilmuan Mukhtashir 

Dalam teori kaedah tafsir, kapasitas keilmuan seorang 

mukhtashir harus memadai dalam menafsirkan atau menulis tafsir 

mukhtasar. Seorang mukhtashir disyaratkan memahami ilmu Al-

Qur`an, hadis-hadis Nabi, ushûl al-fiqh, prinsip-prinsip pokok 

keagamaan dan disiplin ilmu yang menjadi materi bahasan ayat, 

juga harus menyelami pengetahuan tentang perubahan sosial dan 

perkembangan ilmu pengetahuan.
264

 Ilmu paling pokok dikuasai 

oleh mukhtashir selain keilmuan di atas adalah memahami secara 

mendalam tafsir induk yang akan diringkas, sebagaimana 
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dilakukan oleh Ahmad Syakir sebelum meringkas Tafsîr Al-

Qur`ân al-‗Azhîm, dimana Ahmad Syakir telah berinteraksi 

dengan tafsir tersebut selama 45 tahun.   

 

2) Konten Tafsir Mukhtasar 

Pengujian validitas tafsir mukhtasar, sisi konten merupakan 

poin utama yang harus diperhatikan bagi mukhtashir. Diantara 

kaedah yang harus diperhatikan oleh mukhtashir dalam menjamin 

validitas tafsirnya adalah konten tafsir mukhtasar tidak 

bertentangan dari sisi kebahasaan, hukum, ilmu Al-Qur`an, tauhid 

dan prinsip dasar keislaman secara umum dan tidak terdapat 

konten-konten tafsir mukhtasar yang menimbulkan keraguan 

sebagaimana disebutkan dalam validitas tafsir secara umum. 

Karena menurut az-Zarkasyiy bahwa kaidah-kaidah tafsir harus 

diambil dari hadis-hadis Nabi, ilmu bahasa serta ushûl syari`at al-

Islâmiyah.
265

 

Dalam teori kebenaran salah satu tolak ukur yang menjadi 

syarat diterimanya suatu pengetahuan adalah suatu pernyataan itu 

benar kalau isi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan 

tersebut berkorespondensi (sesuai) dengan objek yang dirujuk 

oleh pernyataan tersebut.
266

 

 

3)  Konsistensi Tafsir Mukhtasar dengan Tafsir Induk 

Tafsir mukhtasar adalah solusi dari penafsiran 

menggunakan metode tahlîliy yang terkadang luas dalam 

penafsiran sehingga hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu 

dalam memahami kandungannya. Maka agar kegunaan dan 

manfaat tafsir tersebut bisa dirasakan oleh semua kalangan, 

seorang mufasir dapat membuat ringkasan dari tafsir yang sudah 

ada yang dinamakan dengan tafsir induk.  

Konsistensi mufasir dalam meringkas tafsir induk sangat 

perlu untuk dipertahankan. Mukhtashir harus menyesuaikan 

antara tafsir asli dengan hasil ringkasannya baik dari sisi sumber, 

metode dan corak penafsiran serta menjaga pendapat mufasir 

tafsir induk. Konsistensi kandungan kitab asli dengan kitab 

ringkasan merupakan bagian dari validitas penafsiran karena 

sejatinya ringkasan merupakan bentuk sederhana dari yang asli. 
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Menurut teori filasafat yang disampaikan oleh Louis O. Kattsoff 

sebuah validitas keilmuan dapat diukur dengan melihat 

konsistensi proposisi penafsiran yang disampaikan secara 

sitematis, baik dalam aspek sumber, metode maupun pendekatan 

atau yang umum disebut dengan aspek koherensi.
267

 

 

4) Ketermanfaatan Tafsir dalam Masyarakat 

 

Keberhasilan suatu tafsir dapat dilihat dari sejauh mana tafsir 

tersebut termanfaatkan dan berdayaguna bagi masyakarakat luas. 

Dalam aliran filsafat dengan teori pragmatisme.  Aliran   ini   

menyatakan   bahwa   suatu kebenaran dapat dilihat dari segi 

konsekuensi atau kegunaan yang didapat. Berupa guna fungsi dan 

manfaat. Dengan kata lain kebenaran sesuatu hal ditinjau sejauh 

mana pernyataan tersebut berguna dan tidaknya.  

Dari sisi metodologi, tafsir mukhtasar dinilai lebih efektif 

untuk masyarakat awam. Apalagi persentase masyarakat awam 

lebih tinggi dibanding masyarakat cendekiawan, maka tafsir 

mukhtasar sangat dibutuhkan oleh masyakarakat dari pada tafsir-

tafsir besar. 

2. Asumsi Paradigma Tafsir Mukhtasar 

Sebuah paradigma dalam setiap disiplin ilmu meniscayakan 

adanya asumsi metodologis. Asumsi inilah yang akan dipergunakan 

dalam analisisnya. Demikian juga perkembangan sebuah ilmu sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan sebuah paradigma. Demikian halnya 

dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya tafsir yang 

dikembangkan di era kontemporer, yang memiliki asumsi-asumsi yang 

berbeda dengan tafsir era sebelumnya.
268

  Ada beberapa asumsi dalam 

paradigma tafsir mukhtasar, antara lain: 

a. Memudahkan dalam Memahami Kandungan Al-Qur`an 

Metode tafsir mukhtasar merupakan bagian dari tafsir ijmâliy 

dan diantara kelebihan dari metode ini lebih praktis dan mudah 

dipahami sehingga pemahaman Al-Qur`an segera dapat diserap oleh 

pembacanya. Pola penafsiran serupa ini lebih cocok untuk para 

pemula dan kalangan mana saja yang ingin memahami Al-Qur`an. 

Tafsir dengan metode ini berpotensi besar diminati oleh pembaca, 

khususnya kalangan umum dari berbagai strata sosial dan lapisan 
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masyakat. Sejalan dengan apa yang dikatakan M Quraish Shihab, 

siapapun sasaran yang dikehendaki, hendaknya jilidnya (tafsir) tidak 

terlalu tebal sehingga dapat dijangkau pembaca. Cendekiawan tidak 

membutuhkan banyak contoh atau aneka riwayat. Kalangan umum 

tidak mampu membeli satu judul buku yang terdiri dari ribuan 

halaman dan juga tidak akan betah membaca secara tuntas karya-

karya yang panjang.
269

 

Kemudahan ini dilihat dari sisi konten penafsiran dan dari sisi 

kuantitas tafsir mukhtasar tersebut. Dari sisi konten, tafsir mukhtasar 

menjelaskan ayat-ayat Al-Qur`an langsung pada makna ayat atau 

kandungan yang dimaksud oleh ayat tanpa mengkaji sisi-sisi lain dari 

ayat seperti sisi bahasa dalan yang lainnya. Adapun dari sisi kuantitas 

tafsir lebih tipis dan tidak tebal. 

 

b. Menggunakan Bahasa yang Jelas, Ringkas dan Sederhana 

Ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an, sebaiknya 

menggunakan bahasa yang lugas, jelas dan ringkas sehingga mudah di 

pahami baik oleh kalangan akedemik maupun non akademik. Karena 

pesan isi kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur`an harus 

sampai kepada semua kalangan. Bahkan diantara kelebihan tafsir 

ijmâliy ini menggunakan bahasa yang singkat dan padat, sehingga 

pembaca tidak merasakan bahwa ia telah membaca kitab tafsir. Hal 

ini disebabkan, karena tafsir dengan metode global menggunakan 

bahasa yang singkat dan akrab dengan bahasa arab tersebut. Kondisi 

serupa ini tidak dijumpai pada tafsir yang menggunakan metode 

tahlîliy, muqârin, dan maudhû‘iy. Dengan demikian, pemahaman 

kosakata dari ayat-ayat suci lebih mudah didapatkan dari pada 

penafsiran yang menggunakan tiga metode lainnya.  

Pendapat ini senada dengan ungkapan Faishal an-Najdiy salah 

satu penulis tafsir mukhtasar bahwa tafsir merupakan ilmu yang 

sangat mulia dan para ulama telah menulis karya-karya mereka dalam 

tafsir, baik dalam bentuk karya tafsir yang panjang ataupun karya 

tafsir yang ringkas, namun meskipun demikian karya tersebut 

haruslah sesuai dengan bahasa umat pada masa itu dan sesuai dengan 

penjelasan maknanya dengan tingkat pemahaman mereka.
270

 

Dari tela‘ah terhadap beberapa karya tafsir mukhtasar bisa 

diasumsikan bahwa setiap pembaca bisa langsung memahami maksud 

ayat-ayat Al-Qur`an dan rahasia-rahasia yang terkandung di 
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dalamnya, karena sebenarnya inilah yang di harapkan dari 

penghayatan Al-Qur`an dan kemudian dapat merealisasikannya dalam 

realita kehidupan.  

Para penulis tafsir mukhtasar ketika menafsirkan Al-Qur`an 

menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah di pahami oleh 

pembaca. Para mufasir dalam menciptakan tafsir mukhtasar 

menyebutkan inti makna yang terkandung di dalamnya. Jika terdapat 

pendapat yang bertentangan, biasanya lebih memilih untuk 

meninggalkannya atau tidak menukilkannya pendapat-pendapat 

tersebut, tetapi langsung menyebutkan pendapat yang sahih dan 

masyhur 

c. Tafsir Mukhtasar Lebih Efektif dan Efisien 

Lahirnya kecendrungan terhadap tafsir mukhtasar pada era 

kontemporer ini, didukung oleh pola hidup yang butuh pada sesuatu 

yang lebih praktis dan mudah dipahami. Karena dalam teori 

perubahan sosial dijelaskan bahwa perubahan sosial akan mengacu 

pada adanya pergantian dalam hubungan sosial dan ide-ide kultural. 

Perubahan dalam ide dan nilai secara singkat akan mengarah pada 

terjadinya perubahan dalam hubungan sosial, dan sebaliknya 

perubahan dalam pola hubungan sosial akan menuju pada adanya 

perubahan nilai dan norma. 

Opini ini selaras dengan teori yang dikemukan oleh Samuel 

Koenig, perubahan sosial dapat pula mempunyai pengertian sebagai 

adanya faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kehidupan 

manusia. Hal tersebut berarti bahwa perubahan sosial merujuk pada 

adanya modifikasi-modifikasi dari faktor eksternal (exogenous) atau 

internal (endogenous) dalam pola-pola kehidupan manusia.
271

 Jika 

diamati pola masyarakat modern ini lebih cendrung pada kehidupan 

yang praktis dan mudah, maka hal ini berkaitan sekali dengan faktor 

internal yang mempengaruhi sosial dan budaya tersebut. Diantara 

faktor internal yang mempengaruhi sosial dan budaya itu adalah 

adanya penemuan-penemuan atau inovasi.
272

 Hal ini tentunya 

berhubungan dengan perkembangan teknologi. 

Menurut Marx, perubahan sosial terjadi karena perkembangan 

teknologi atau kekuatan produktif. Jika teknologi suatu kelompok 

mengalami perubahan, maka cara pikir manusia juga mengalami 

perubahan hal ini juga berdampak pada cara mereka berinteraksi 
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dengan yang lain.
273

 Perubahan ini pastinya memberi pengaruh dalam 

cara manusia khususnya umat Islam membaca sebuah tafsir Al-

Qur`an. 

Tujuan dari penafsiran Al-Qur`an itu sendiri yaitu memahami 

kandungan Al-Qur`an sehingga makna-maknanya dapat dipahami 

secara penuh dan menyeluruh dalam rangka melaksanakan perintah 

Allah sesuai dengan yang dikehendaki-Nya. Tafsir sebagai ilmu alat 

dalam memahami Al-Qur`an tentunya tidak dipahami oleh orang-

orang tertentu saja namun harus bisa dipahami oleh berbagai kalangan 

yang sebagian besar mereka adalah orang-orang dengan latar 

pendidikan menengah, sehingga tujuan Al-Qur`an sebagai kitab yang 

memberi hidayah terealisasikan untuk manusia  secara global. 

Abdullah az-Zaid salah satu ahli tafsir kontemporer dalam 

muqaddimah tafsir mukhtasarnya mengungkapkan bahwa pada zaman 

sekarang umat butuh kepada tafsir mukhtasar karena waktu yang 

mereka miliki sangatlah sedikit yang disebabkan oleh banyaknya 

informasi penting lainnya dari beragam pengetahuan yang juga 

menuntut mereka menguasainya. Inilah salah satu alasan dimana 

tafsir mukhtasar untuk zaman sekarang sangatlah efisien bagi setiap 

kalangan yang berkeinginan memahami kandungan firman-firman 

Allah SWT.
274

 

 

d. Solusi dari Penafsiran yang Spekulatif dan Riwayat Israiliyat 

Israiliyat adalah kisah-kisah atau peristiwa yang bersumber 

dari bani Israil atau yang disebut Yahudi, demikian juga yang 

bersumber dari Nasrani.
275

 Taurat merupakan kitab suci yang Allah 

turunkan kepada Nabi Musa untuk kaum Yahudi, kitab tersebut 

banyak mengandung penjelasan kisah-kisah yang mirip dengan Al-

Qur`an, demikian juga halnya dengan Injil yang Allah turunkan 

kepada Nabi Isa untuk kaum Nasrani mengandung cerita-cerita para 

Nabi dan umat masa dahulu yang sama dengan penjelasan Al-Qur`an. 

Hanya saja bedanya Al-Qur`an memaparkan kisah-kisah tersebut 

secara ringkas dalam bentuk pelajaran dan peringatan, seperti kisah 

Nabi Adam dan istrinya Hawa misalnya, Al-Qur`an tidak 

menjelaskan jenis buah-buahan yang mereka makan yang 

menyebabkan keduanya dilemparkan kedunia, nama anjing Ashhâb 
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al-Kahfi dan kisah-kisah lainnya yang membuat para sahabat 

penasaran untuk mengetahuinya.
276

 

Ketika Islam datang ke Jazirah Arab, Madinah dijadikan 

sebagai pusat Islam. Banyak penduduk Madinah yang berasal dari 

Yahudi dan Nasrani yang telah lama menetap di Madinah yang hidup 

berkelompok-kelompok, seperti kelompok Bani Khuraizah, Nazhir, 

Qainuka‘ dan Yahudi Khaibar. Namun tidak banyak dari mereka yang 

memeluk agama Islam. 

Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak semua kandungan Al-

Qur`an telah dijelaskan maknanya terutama yang berhubungan 

dengan cerita-cerita ringkas yang terkandung didalamnya, sehingga 

para sahabat menanyakan kisah-kisah tersebut kepada ahli kitab pada 

masa itu. Ahli kitab menceritakannya sesuai pengetahuan dari kitab 

suci mereka. Tidak semua persoalan ditanyakan oleh para sahabat 

kepada ahli kitab dan tidak pula mereka langsung menerima semua 

riwayat yang dijelaskan ahli kitab. Mereka hanya ingin mengetahui 

penjelasan terhadap kisah-kisah yang dipaparkan Al-Qur`an secara 

ringkas. Para sahabat berpegang kepada hadis Rasul yang berbunyi: 

―Jangan kalian benarkan penjelasan ahli kitab dan jangan pula 

kalian dustakan tetapi katakanlah, kami beriman kepada Allah dan 

dengan apa yang telah diturunkan (Kitab-kitab).‖
277

 

Dengan demikian mereka tidak langsung mempercayai dan 

tidak pula mendustakan penjelasan mereka, tetapi memeriksa 

kebenarannya. Jika sesuai dengan Islam maka mereka mengambilnya, 

jika bertentangan dengan Islam mereka menolaknya. Mereka juga 

tidak menanyakan masalah-masalah yang mendasar yang 

berhubungan dengan Aqidah, dan hukum-hukum kecuali hanya untuk 

perbandingan dengan apa yang telah tertuang dalam Al-Qur`an. Pada 

awal mulanya perkembangan tafsir hanya berdasarkan riwayat dari 

satu generasi ke generasi yang lain, para sahabat menafsirkan sesuai 

dengan penjelasan Rasulullah dan ijtihâd, demikian juga halnya 

dengan tabi‘in mereka meriwayatkan tafsir yang bersal dari Nabi dan 

sahabat, disamping itu juga mereka menafsirkan kata-kata yang sulit 

untuk diketahui maknanya dengan menggunakan pikiran dan ijtihâd 

mereka sendiri. Demikian halnya generasi berikutnya yang datang 
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belakangan menafsirkan berdasarkan tafsir generasi sebelumnya 

hingga sampai datangnya masa pembukuan ―.
278

 

Pada masa pembukuan tafsir merupakan permulaan 

munculnya penyusupan dan perembesan kisah-kisah israiliyat 

kedalam tafsir. Pembukuan tafsir dimulai pada akhir abad pertama 

dan awal abad kedua Hijriah, pembukuannya melalui beberapa tahap 

dengan metode yang berbeda-beda, tahap pertama pembukuan tafsir 

secara Bersama-sama dengan pembukuan hadis, tafsir hanya 

disebutkan dalam beberapa bab hadis yang dilengkapi dengan sanad. 

Tahap kedua tafsir telah terpisah dari hadis sehingga menjadi satu 

ilmu yang tersendiri, pembukuannya juga berdasarkan sanad kepada 

Rasulullah, sahabat, tabi‘in dan tabi‘ tabi‘in, tahap berikutnya 

pembukuannya masih seperti tahap kedua, akan tetapi pembukuannya 

tidak menyebutkan sanadnya. Para ulama meriwayatkan tafsir dari 

mufasir sebelumnya tanpa menyebutkan nama mufasir yang 

dimaksud, sehingga sejak saat itu tafsir mulai dipalsukan dan sulit 

untuk dilacak kebenarannya, dongeng-dongeng israiliyat dengan 

mudah mempengaruhi tafsir ketika itu.
279

  

Cerita-cerita dongeng yang diriwayatkan para mufasir dari 

Ahli kitab sungguh berdampak buruk terhadap tafsir terutama tafsir-

tafsir yang menggunakan metode tahlîliy. Adapun tafsir mukhasthar, 

karena singkatnya penafsiran yang diberikan, tafsir mukhtasar 

memberikan solusi penafsiran yang bebas dari penafsiran israilliyât 

sehingga tafsir ini relatif murni dan terbebas dari pemikiran-

pemikiran israiliyat yang kadang-kadang tidak sejalan dengan prinsip-

prinsip Al-Qur`an. 

Selain itu, masuknya pengaruh pemikiran para ilmuwan dan 

filsuf Yunani sejak masa Dinasti ‗Abbasiyah, memunculkan nuansa 

baru dalam upaya penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur`an. Para 

ulama muslim mencoba melakukan penafsiran dengan pisau filsafat 

sehingga penafsiran dengan menggunakan metode analisa yang luas 

melahirkan penafsir subyektif yang memberi peluang yang luas 

kepada mufasir untuk mengumukakan ide-ide dan pemikirannya. 

Terkadang mufasir tidak menyadari bahwa dia tidak menafsirkan Al-

Qur`an secara subyektif, dan tidak mustahil pula ada di antara mereka 

yang menafsirkan Al-Qur`an sesuai dengan kemauan hawa nafsunya 

tanpa mengindahkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku, 
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maka dengan metode ini dapat dibendung pemikiran-pemikiran yang 

kadang-kadang terlalu jauh dari pemahaman ayat-ayat Al-Qur`an 

seperti pemikiran-pemikiran spekulatif, riwayat-riwayat palsu dalam 

tafsir dan lain sebagainya yang menyimpang dalam penafsiran Al-

Qur`an.  

 

e. Tidak Memberikan Ruang Analisis yang Memadai 

 

Ketika sebagian ulama setuju dengan metode tafsir mukhtasar, 

ada juga ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini seperti asy-

Syaukaniy. Asy-Syaukaniy berpandangan dalam penulisan tafsir harus 

memperhatikan segala aspek-aspek dari ayat yang ditafsirkan, dan 

begitulah seharusnya.
280

 Ungkapan ini menggambarkan persetujuan 

asy-Syaukaniy dengan metode penulisan tafsir yang membahas segala 

aspek dalam penafsiran atau tafsir dengan metode tahlîliy. 

Senada dengan asy-Syaukaniy, Nasaruddin Baidan menilai 

metode ijmâliy walaupun memiliki kelebihan, menurutnya juga 

memiliki kelemahan. Menurut Nasaruddin Baidan, Al-Qur`an 

merupakan satu-kesatuan yang membentuk pengertian yang utuh. 

Pemahaman yang belum jelas dalam suatu ayat akan dijelaskan dalam 

ayat lainnya sehingga antara satu ayat dan ayat lainnya saling 

melengkapi. Oleh sebab itu, tafsir ij‘mâliy menurutnya kurang tepat 

untuk memahami Al-Qur`an secara utuh. Menurut Baidan metode ini 

tidak memberikan ruang untuk menganalisis yang lebih memadai, 

karena metode global tidak dapat diandalkan untuk menuangkan 

analisis secara detail dan terperinci. Diungkapkan oleh Nashruddin 

Baidan dalam bukunya Metodologi Penafsiran Al-Qur`an.
281

 Namun 

di akhir penjelasannya Nashruddin Baidan menyebutkan bahwa 

kelemahan tersebut tidak bersifat negatif, kondisi demikian sangat 

positif sebagai ciri dari tafsir yang menggunakan metode global.
282

 

 

f. Berpeluang Tidak Konsisten dengan Manhaj Tafsir Induk 

  

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa konsistensi dengan 

manhaj tafsir induk dalam meringkas tafsir adalah syarat utama 

validitas tafsir mukhtashar. Seorang mukhtashir terindikasi tidak 

amanah apabila menyalahi metode dan tidak sesuai dengan konten tafsir 
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induk. Syekh Muhammad al-Hudhor Husein menjelaskan bahwa 

amanah ilmiah ketika menyampaikan ilmu atau mengarang buku atau 

melakukan penelitian merupakan pondasi pokok keilmuan. Amanah 

tersebut bersumber dari kebenaran niat dan keikhlasan peneliti dari niat-

niat selain mengharapkan ridho Allah SWT. Karena itu para ulama 

sangat berupaya dalam menjaga amanah ilmiah tersebut.
283

 

Ketika meringkas tafsir induk ada kalanya peringkas tidak 

konsisten dalam menukilkan penjelasan dari tafsir induk, namun 

merubah maksud tafsir induk kepada maksud lain yang sesuai dengan 

keinginan peringkas. Hal ini terjadi pada Syekh Muhammad Ali ash-

Shabuniy ketika meringkas tafsir ath-Thabariy dan meringkas tafsir 

Ibnu Katsir. Sebagai contoh Muhammad Ali ash-Shabuniy menukilkan 

dalam mukhtasarnya pemahaman akidah yang berbeda dari penulis asli 

tafsir; Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Misalnya dalam menafsirkan QS. 

Shad ayat 75: ―Allah berfirman: ―Wahai Iblis apa yang membuatmu 

enggan untuk bersujud kepada apa yang telah Aku ciptakan dengan 

kedua tanganku.‖. Dalam tafsir ayat ini Muhammad Ali ash-Shabuniy 

mengganti tafsir ―biyadayya‖ dengan ―bizâtiy‖ sebagai pelarian dari 

mengitsbat sifat Allah SWT yang Allah tetapkan untuk diri-Nya.
284

 

Sehingga para ulama menilai Muhammad Ali ash-Shabuniy tidak 

konsisten bahkan tidak amanah dalam meringkas tafsir Ibnu Jarir ath-

Thabariy dan Ibnu Katsir. 
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BAB III 

PROFIL TAFSIR MUKHTASAR ’UMDAT AT-TAFSÎR ‘AN AL-

HÂFIZH IBN KATSÎR DAN AL-MUKHTASHAR FÎ TAFSÎR AL-

QUR`ÂN AL-KARÎM 

 

 

A. ‘Umdat at-Tafsîr ‘an al-Hâfizh Ibn Katsîr 

Sebelum menganalisa metodologi penafsiran tafsir mukhtasar 

‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr,  perlu untuk dijelaskan 

beberapa kerangka teori utama berkenaan dengan tafsir ‗Umdat at-

Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr yaitu biografi penulis dan profil tafsir 

‗Umdat at-Tafsîr. Pada bagian biografi akan dibahas tentang riwayat 

hidup peringkas tafsir ‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, tabiat 

dan karakternya, karya-karya mukhtashir  ‗Umdat at-Tafsî‗an al-Hâfizh 

Ibn Katsîr serta bagaimana posisi pemikiran beliau yang berpengaruh 

pada penafsiran. Pada bagian profil kitab akan dibahas tentang alasan 

penamaan tafsir, latar belakang penulisan tafsir dan keistimewaan tafsir. 

1. Biografi dan Karir Intelektual Penulis ‘Umdat at-Tafsîr ‘an al-

Hâfizh Ibn Katsîr 

a. Riwayat Hidup Ahmad Syakir 
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Penulis tafsir ‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr adalah 

Ahmad Muhammad Syakir Ahmad Abdul Qadir. Dilahirkan pada hari 

Jum‘at 29 Jumadi al-Akhirah tahun 1309 H bertepatan dengan tanggal 

29 Januari 1892 M di kota Kairo. Ayah beliau Syekh Muhammad 

Syakir seorang mufti bersama guru beliau Syekh al-‘Abbasiy al-

Muhdiy di Mesir kala itu. Nasab Ahmad Syakir bersambung ke al-

Husein ibn Ali ibn Abi Thalib. Ahmad Syakir wafat pada hari Sabtu 

tanggal 26 Dzulqa‘dah 1377 H atau bertepatan dengan tanggal 9 Juni 

1958.
1
 

Ahmad Syakir memulai menuntut ilmu sebelum usia sepuluh 

tahun. Guru pertamanya adalah ayahnya sendiri syekh Muhammad 

Syakir. Ahmad Syakir belajar berbagai macam ilmu kepada sang ayah. 

Ketika Ayahnya ditunjuk sebagai kepala hakim di Sudan, Ahmad 

Syakir turut pindah dan melanjutkan pendidikannya disana. Ketika sang 

ayah dilantik menjadi wakil Rektor Universitas al-Azhar di 

Iskandariyah Mesir, Ahmad Syakir juga turut serta pindah bersama 

ayahnya kala itu belajar di Universitas al-Azhar. Kemudian Ahmad 

Syakir melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar dan menimba 

ilmu dari para ulamanya, sehingga beliau tumbuh terbimbing di 

lingkungan para  ulama serta menghabiskan waktunya mentela‘ah kitab 

di perpustakaan al-Azhar ini. Pada tahun 1917 ia pun menyelesaikan 

studinya di Universitas tersebut. Setelah lulus, Ahmad Syakir bekerja 

sebagai guru dan selang 4 bulan ia diangkat menjadi hakim hingga 

tahun 1951. 
2
 

Ahmad Syakir merupakan ulama ahli hadis terkemuka,
3
 

perhatian beliau terhadap sunnah Nabi sangat besar, dimana hal ini 

sangat jelas dalam kitab-kitab yang di-tahqîqnya, begitu juga dari 

perhatiannya yang besar terhadap kitab-kitab hadis. Diantara kitab-

kitab ulama yang di-tahqîq oleh Ahmad Syakir adalah kitab ar-Risâlah 

karya Imam asy-Syafi‘iy dalam ilmu ushûl al-fiqh,  kitab al-Kharrâj 

karya Yahya ibn Adam al-Qarasiy, kitab syarh ath-Thahawiyah karya 

Ibn Abi al-‗Iz al-Hanafiy dan kitab-kitab lainya.  Dalam men-takhrîj 

hadis-hadis dari berbagai kita, Ahmad Syakir senantiasa menyebutkan 

sumber-sumber periwayatan hadis-hadis dengan sangat teliti. Pada 

tahun 1946 Ahmad Syakir memulai men-tahqîq kitab musnad Imam 
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Ahmad ibn Hanbal namun baru mencapai sepertiganya dan beliau 

meninggal dunia sebelum menyelesaikannya. 

Riwayat ilmiah Ahmad Syakir membuktikan kapabilitas Ahmad 

Syakir  sebagai seorang ahli hadis yang terbiasa dengan ketelitiannya 

dalam men-tahqîq hadis-hadis. Inilah yang memberi pengaruh dalam 

cara pandang Ahmad Syakir dalam membaca tafsir. Menurut peneliti, 

Ahmad Syakir adalah orang yang tepat dalam meringkas tafsir Ibnu 

Katsir karena sesuai dengan bidang yang digelutinya yaitu sebagai ahli 

hadis yang mumpuni. 

Ahmad Syakir menimba ilmu kepada para guru senior 

diantaranya adalah
4
: Syekh Muhammad Syakir, ayah kandung Ahmad 

Syakir. Dari ayahanda Ahmad Syakir mempelajari banyak kitab 

diantaranya Tafsîr al-Baghawiy, Shahîh Muslim, Sunan at-Tirmidziy, 

Syamâil Rasûl, sebagian Sahih Bukhâry, Jam‘ul Jawâmi‘ Syarh al-

Asnâwiy terhadap kitab al-Minhâj fî Ushûl, Syarh al-Hubaisyi, Syarh 

al-Qathab dalam ilmu mantiq, ar-Risâlah al-Bayâniyah fî al-Bayân dan 

al-Hidâyah fi Fiqh al-Hanafiy.  

Selain belajar kepada ayahanda, Ahmad Syakir juga belajar 

kepada Syekh Abdullah ibn Idris as-Sanusiy seorang ulama dan 

muhaddits terkenal pada masa itu. Ahmad Syakir belajar kitab Shahîh 

Bukhâriy hingga mendapatkan ijazah Shahîh Bukhâriy darinya. Syekh 

Muhammad Amin asy-Syanqithiy, darinya Ahmad Syakir belajar kitab 

Bulûgh al-Marâm. Syekh Syakir al-`Iraqiy dan Syekh Thahir al-

Jazairiy seorang ulama besar dari Syam, darinya Ahmad Syakir belajar  

kitab sunnah. Syekh Muhammad Rasyid Ridho darinya beliau belajar 

tentang tafsir al-Manar. Syekh Muhammad Abu Daqiqah, seorang 

ulama besar dari Alexandria Mesir, darinya Ahmad Syakir belajar 

Ushul Fikih. Syekh Abdussalam al-Faqiy, dimana Ahmad Syakir 

belajar syair dan sastra Arab darinya.  

 

b. Tabiat dan Karakter Ahmad Syakir 

 

Ahmad Syakir merupakan orang yang sangat sabar dan tekun 

dalam menuntut ilmu. Hal ini diungkapkan oleh para ulama sebayanya 

yang bernama Muhammad Hamid al-Faqiy yang merupakan sahabat 

dari Ahmad Syakir sendiri.  Hafalannya kuat tidak tertandingi. Ia juga 

mempunyai kemampuan lebih dalam memahami hadis dan  bagus 

dalam retorika penyampaian dan selalu menggunakan logika dan nash. 

Selain pintar, Ahmad Syakir juga memiliki cara pandang keilmuan 
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yang luas, sehingga ia tidak taqlîd kepada seorang pun.
5
 Dengan  ilmu 

yang dimilikinya, Ahmad Syakir memberikan kontribusi yang sangat 

besar bagi dunia Islam.  Ia pun aktif dalam memberikan ta‘lîq dan 

tahqîq (komentar serta pembahasan yang teliti) kepada banyak karya 

ulama. 

 

c. Karya-Karya Ahmad Syakir 

 

Di antara Karya-karya Ahmad Syakir sebagai berikut
6
: 1) Tahqîq 

terhadap al-Ihkâm karya Ibnu Hazm. 2)Tahqîq terhadap Alfiyah karya 

as-Sayuthiy. 3) Takhrîj terhadap tafsir karya at-Thabariy bersama 

saudara beliau Mahmud Syakir. 3) Tahqîq terhadap kitab al-Kharaj 

karya Yahya ibn Adam. 4) Tahqîq terhadap kitab ar-Raudathun 

Nadhiyah karya Shiddiq Hasan Khan. 5) Syarh Sunan at-Turmudzhy 

(belum selesai). 6) Syarh Musnad Imam Ahmad (belum selesai). 7) 

Tahqîq Syarh Aqîdah Thahawiyah. 8) ‗Umdat at-Tafsîr ringkasan 

Tafsir Ibnu Katsir. 9) Ta‘lîq dan tahqîq terhadap Al-Muhalla karya 

Ibnu Hazm. 10) Tahqîq Shâhih Ibn Hibban. 11) Tahqîq kitab Ibnu 

Katsir dalam ilmu hadis yang berjudul al-Bâ‘itsu al- Hatsîts. 11) 

Abhâts fî Ahkâm. 11) al-Bâ‘tsu al-Hatsîts.  12) Rijâl Tafsîr ath-

Thabariy. Dan karya-karya Ahmad Syakir senantiasa menjadi rujukan 

para ulama. Termasuk ahli hadis di masa kini. 

 

d. Posisi Pemikiran Ahmad Syakir dalam Tafsir 

Pola pikir Ahmad Syakir dalam tafsir dipengaruhi oleh 

kecendrungan Ahmad Syakir dalam bidang hadis.  Kecendrungan ini 

dituangkannya dalam berbagai karya-karya tulis yang berkaitan 

dengan ilmu hadis. Ahmad syakir tekun dalam meneliti kedudukan 

hadis-hadis yang dinukilkan dalam berbagai kitab-kitab karya ulama 

terutama dalam kitab-kitab tafsir. Maka banyak bermunculan tahqîq 

dan karya-karya beliau yang berkaitan dengan hadis dan ilmu-ilmu 

hadis. Inilah yang melatar belakangi kecendrungannya meringkas tafsri 

Ibnu Katsir yang notabene merupakan tafsir bi ar-riwâyah. 

Akidah yang diyakini Ahmad Syakir adalah akidah ahlu sunnah 

wal jamâ‘ah dan menghindari fanatik mazhabiy. Ahmad Syakir 

dikenal oleh para ulama dengan metode pikirnya yang tawassuth dan 

                                                 
5
 Alukah, ―Ahmad Muhammad Syakir Imam Ahli Hadis fî ‗ashrihi  ..أحًذ يحًذ شاكر

 dalam http://www.alukah.net/culture/0/41519.  Diakses pada 26 Juni ,إياو أهم انحذٌث فً عصرِ

2021. 
6
 Islamweb, ―Syekh Ahmad Muhammad Syakir Hayâtuhu wa Muallafâtuhu‖, dalam 

http//: islamweb.net/ar/fatwa/97250/. Diakses 27 Juni 2021. 

http://www.alukah.net/culture/0/41519
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/97250/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87
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tidak fanatik dalam fiqih. Ketika menuntut ilmu Ahmad Syakir 

mempelajari madzhab Abu Hanifah dan memperoleh gelar dari 

Universitas al-Azhar dan menjadi hakim agama yang berhukum 

dengan mazhab Hanafiy, akan tetapi seiring berjalannya waktu  dalam 

menuntut ilmunya dan setelah selama tiga puluh tahun mempelajari 

sejarah dan biografi para ulama dan para imam tanpa fanatik kepada 

salah seorangpun dari mereka, serta tidak membatasi diri dengan 

hadits-hadits yang beliau ketahui saja, Ahmad Syakir mengakui 

tentang Muhammad ibn Idris asy-Syafi‘iy dalam muqaddimah karya 

penelitian beliau : ―Aku berkeyakinan dengan tanpa berlebih-

lebihan bahwa tidak ada dari kalangan para ulama Islam semisal asy-

Syafi‘iy dalam ilmu fikih, Al-Qur‘an dan hadits, dalam ketelitian 

pengambilan hukumnya.‖
7
  

 

2. Profil Kitab ‘Umdat at-Tafsîr‘an al-Hâfizh Ibn Katsîr 

a. Sebab Penamaan  ‘Umdat at-Tafsîr ‘an al-Hâfizh Ibn Katsîr 

Tafsir ‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dinamai sendiri 

oleh Ahmad Syakir sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah kitab 

ini. Judul lengkap tafsir ini adalah ‗Umdat at-Tafsîr ‗an Hâfizh Ibn 

Katsîr. Tafsir ini ditulis diakhir hidup syekh Ahmad Syakir yang selesai 

pada tanggal 12 Muharram 1376 H/ 19 Agustus 1956 M.  
8
 

Cetakan pertama tafsir ‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr 

diterbitkan oleh percetakan Dar al-Ma‘arif Mesir pada tahun 1376 H/ 

1957 M dalam dua jilid sedang yang terdiri dari 5 jilid dan hanya 

sampai pada QS. Al-Anfal ayat 8. Begitu juga dengan percetakan 

Maktabah at-Turats al-Islami juga mencetak dalam 5 jilid kecil saja 

yang berisikan tafsir surat al-Fatihah sampai surat al-Anfal ayat 8.
9
 

Pada tahun 2003/1424 H, diterbitkan oleh Dar al-Wafa` Mesir 

dengan versi lengkap dari QS. Al-Fatihah sampai surat QS. An-Nas. 

Percetakan ini berupaya untuk menghubungi keluarga Ahmad Syakir 

untuk mendapatkan sisa tafsir tersebut. Dengan rahmat Allah SWT 

upaya tersebut membuahkan hasil, sisa penafsiran tersebut telah 

diselesaikan Ahmad Syakir dengan tulisan tangannya hingga akhir 

surat an-Nas. Dalam penutupan penulisan tafsirnya Ahmad Syakir 

                                                 
7
 Ahmad Muhammad Syakir, al-Bâ‘itsu al-Hatsîts Iktishâr ‗Ulûm al-Hadîts lî Ibn 

Katsir, Beirut: Dar Kutub ‗Ilmiyah, t.t, hal. 33. 
8
 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, Mesir: Dar 

al-Wafa`, 2008, jilid 1, hal. 7. 
9
 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, ..., hal. 7. 
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mengungkapkan: ―Aku telah menyempurnakan ringkasan tafsir ini 

(tafsir Ibnu Katsir) pada hari Ahad antara Maghrib dan Isya 12 

Muharram 1376 H/ 19 Agustus 1956.‖
10

 

Pada sampul buku dituliskan Mukhtashar Tafsîr Al-Qur`ân al-

‗Azhîm di atas judul buku. Kemudian penerbitan kitab ini 

disempurnakan oleh Anwar al-Baz dengan menambahkan penjelasan 

tentang kelebihan kitab ini dari kitab mukhtashar lainnya terutama 

dengan mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh ash-Shabuniy.  

Tafsir mukhtasar ini diterbitkan dalam 3 jilid. Jilid I memuat QS. 

Al-Fatihah hingga QS. al-An‘am. Jilid II dimulai dari QS. Al-A‘raf 

hingga QS. Ar-Rum. Jilid III terdiri dari QS. Luqman hingga QS. An-

Nas. Kehadiran kitab ini akan sangat membantu kaum muslimin 

mempelajari tafsir Al-Qur`an dengan sebaik mungkin, sehingga mereka 

akan dapat memetik banyak sekali ilmu dan hikmah, dan menjadikan 

Al-Qur`an sebagai penerang jalan hidupnya. 

b. Latar Belakang Penulisan ‘Umdat at-Tafsîr‘an al-Hâfizh Ibn Katsîr 

Sebagai ulama ahli dalam ilmu hadis, Ahmad Muhammad 

Syakir tidak hanya meringkas Tafsir Ibnu Katsir, Ia juga cukup selektif 

memberikan tahqîq, ta‘lîq, sekaligus takhrîj hadis-hadis yang ada di 

dalamnya. Sehingga yang tersisa dalam tafsir Ibnu Katsir hanya hadis-

hadis shahîh saja. Karena menurut Ahmad Syakir, hadis-hadis yang 

sahih baik yang terdapat dalam kitab hadis Sahih al-Bukhariy dan 

Muslim atau selain mereka mengandung ilmu qath‘iy (informasi yang 

pasti) atau ‗ilmu yaqîn burhâniy karena  proses pengumpulan hadis ini 

benar-benar dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya; mengetahui 

seluk beluk periwayatan dan kondisi para rawiserta paham dengan ‗ilal 

hadis.
11

 

Ahmad Syakir ketika meringkas tafsir Ibnu Katsir mengakui 

bahwa yang menjadi alasan utama dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir 

tersebut adalah keinginan untuk memberikan kemudahan bagi para 

pembaca awam untuk memahami tafsir Ibnu Katsir tanpa harus terlibat 

dengan pengkajian sanad dan matan dengan berbagai riwayat-riwayat 

serta perbedaan para ulama dalam tafsir tersebut yang barangkali tidak 

dipahami oleh sebagian pembaca. Namun bagaimana seorang yang 

                                                 
10

 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 7. 
11

 Ahmad Muhammad Syakir, al-Bâ‘itsu al-Hatsîts Iktishâr ‗Ulûm al-Hadîts lî Ibn 

Katsir, Beirut: Dar Kutub ‗Ilmiyah, t.t, hal. 33. 
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membaca tafsir bisa langsung memahami konten dalam tafsir dan 

memahami kandungan ayat yang dijelaskan.
12

 

Menurut Ahmad Syakir, kelebihan tafsir Ibnu Katsir sangat 

banyak diantaranya, tafsir ini mencatumkan hadis-hadis serta 

riwayatnya dalam menafsirkan satu ayat yang berkaitan dengan ayat. 

Ibnu Katsir sangat detail dalam membahas sanad-matan hadis, sumber 

penukilan riwayat yang berkaitan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan. 

Disatu sisi ini merupakan kelebihan tafsir Ibnu Katsir, namun disisi lain 

menurut hemat Ahmad Syakir, tafsir Ibnu Katsir dengan metode 

demikian bukan sekedar tafsir saja tetapi juga bisa menjadi kitab 

petunjuk bagi para penuntut ilmu hadis mengetahui bagaimana  cara 

mengkritik sanad dan matan hadis serta bagaimana cara membedakan 

hadis yang shahîh dan hadis yang tidak shahîh.
13

 Inilah salah satu 

alasan keinginan Ahmad Syakir untuk meringkas tafsir tersebut. 

Alasan ini senada dengan pendapat Ali ash-Shabuniy (w.1442 

H) yang juga meringkas Tafsir Ibnu Katsir dengan versi beliau. Ash-

Shabuniy menyampaikan bahwa dengan sekian banyak kelebihan tafsir 

Ibnu Katsir, namun tafsir ini sangat luas dalam membahas riwayat-

riwayat hadis serta pembahasan jarah wa ta‘dîl serta upaya untuk 

membandingkan satu hadis dengan hadis lainnya, menjadikan 

pembahasan dalam tafsir Ibnu Katsir menjadi terlalu luas dan 

manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh kalangan tertentu seperti para 

akademia saja. Ketika ash-Shabuniy diajukan pertanyaan mengenai 

tafsir apakah yang mudah untuk dipahami oleh orang-orang umum, 

ash-Shabuniy mendapati kendala untuk menjawabnya karena meskipun 

tafsir-tafsir yang ada begitu banyak namun untuk kalangan umum tidak 

dapat dikuasai dengan mudah. Maka melihat kelebihan tafsir Ibnu 

Katsir dari sisi konsistensinya menyertakan riwayat yang shahîh terkait 

ayat yang dijelaskan maknanya sehingga tafsir ini menurut Imam as-

Sayuthi adalah tafsir bi al-ma`tsûr terbaik yang belum pernah ditulis 

semisalnya dari para pendahulu, maka ash-Shabuniy atas saran dari 

berbagai pihak berusaha memberikan solusi untuk meringkas tafsir 

Ibnu Katsir agar manfaatnya dirasakan oleh sebagian besar orang dan 

tidak didominasi oleh kalangan akademisi saja.
14

 

Selain alasan di atas, Ahmad Syakir yang mengikuti 

perkembangan percetakan terhadap tafsir Ibnu Katsir dari cetakan 

                                                 
12

 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr `an al-Hâfizh Ibn Katsir, jilid 1, ..., 

hal. 9. 
13

 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr `an al-Hâfizh Ibn Katsir, jilid 1, ..., 

hal. 9. 
14

Muhammad Ali ash-Shabuniy, Mukhtashar Tafsîr Ibn Katsîr, Beirut: Dar Al-

Qur`an al-Karim, 1981, hal. 7.  
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pertamanya di Bulaq pada tahun 1300-1302 H, dimana tafsir ini masih 

digabung dengan tafsir lainnya dan ditulis pada bagian catatan kaki 

saja, ia menilai bahwa cetakan pertama tafsir tersebut banyak 

mengalami kesalahan dari manuskrip aslinya sehingga perlu untuk 

diberikan keterangan penjelasan terhadap kesalahan-kesalahan 

penulisan tersebut. 

Alasan lainnya yang menjadi penyebab diringkasnya tafsir Ibnu 

Katsir oleh Ahmad Syakir adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan 

cetak yang dilakukan oleh syekh Rasyid Ridho (w.1935 M). Rasyid 

Ridho kala itu atas perintah dari Raja Abd al-Aziz, raja yang 

memimpin Saudi Arabia masa itu  memerintahkan Sayyid Muhammad 

Rasyid Ridho mencetak ulang tafsir Ibnu Katsir dan memperbaiki 

kesalahan-kesalahan cetak pada tafsir Ibnu Katsir yang disesuaikan 

dengan manuskrip aslinya. Namun percetakan tafsir ini oleh syekh 

Rasyid Ridho masih digabung dengan tafsir al-Baghawiy  pada 

percetakan al-Manar dalam 9 jilid. Menurut Ahmad Syakir upaya 

perbaikan oleh Rasyid Ridho tersebut belumlah bisa dikatakan 

sempurna. 

Dibalik belum sempurnanya hasil revisi yang dilakukan oleh 

Rasyid Ridho terhadap tafsir Ibnu Katsir tersebut, namun tafsir revisi 

tersebut terus dicetak oleh percetakan demi percetakan yang 

berpedoman pada versi percetakan al-Manar. Melihat fenomena inilah, 

membuat Ahmad Syakir termotivasi untuk memperbaiki versi cetak 

tafsir Ibnu Katsir yang merujuk pada manuskrip aslinya dan meneliti 

setiap hadis-hadis yang ada pada tafsir Ibnu Katsir dan meringkasnya 

untuk memudahkan para pembaca mana saja memahami kitab tafsir 

Ibnu Katsir.
15

 Langkah pertama yang dilakukan oleh Ahmad Syakir 

adalah meringkas tafsir Ibnu Katsir terlebih dahulu karena hal itu yang 

itu yang mungkin dilakukan saat itu.  

c.  Kelebihan dan Kekurangan ‘Umdat at-Tafsîr ‘an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr 

Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu tafsir terbaik dalam 

tafsir Al-Qur`an karena konsistensi Ibnu Katsir dalam sumber-sumber 

tafsir bi al-ma`tsûr. Tafsir ini merupakan salah satu tafsir bi al-ma`tsûr 

yang sudah masyhur di kalangan umat Islam dan sekaligus menjadi 

rujukan utama dalam tafsir Al-Qur`an. Keistimewaan tafsir Ibnu Katsir 

menjadikannya banyak diringkas oleh para ulama. Diantara ringkasan 
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 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, 

hal. 17 
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tafsir Ibnu Katsir ini adalah ‗Umdat at-Tafsîr ‗an Hâfizh Ibn Katsîr 

yang ditulis oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir.  

Sebagai seorang ahli hadis, Ahmad Muhammad Syakir tidak 

hanya meringkas Tafsir Ibnu Katsir. Ia juga cukup selektif 

memberikan tahqîq, ta‘lîq, sekaligus takhrîj hadis-hadis yang ada di 

dalamnya. Sehingga riwayat-riwayat yang tersisa hanya hadis-hadis 

sahih saja. Dengan demikian, tidak berlebihan kalau dikatakan tafsir ini 

sebagai Mukhtashar Sahih Tafsir Ibn Katsîr. Bahkan, Ahmad al-Baz, 

saat memberi kata pengantar tafsir ini menulis, ―mukhtasar ini adalah 

mukhtasar terbaik dalam tafsir, sebagai penyeimbang dari ringkasan 

tafsir Ibnu Katsir karya Muhammad Ali ash-Shabuniy sesuai dengan 

kemasyhurannya, demikian pula dengan mukhtasar-mukhtasar lainnya 

yang ada setelahnya.‖
16

 

Tafsir ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan tafsir-tafsir 

mukhtasar lainnya diantara dalam penulisan teks, dalam kelengkapan 

tahqîq, dimana di dalamnya dituliskan semua hadis yang shahîh saja, 

setiap ayat yang ditafsirkan ditafsirkan dengan ayat yang menjadi 

pendukungnya, menyebutkan perawi hadis yang dilengkapi dengan 

sumber-sumber hadis, menjelaskan kekeliruan-kekeliruan yang ada, 

baik yang berhubungan dengan nama-nama orang, peristiwa. 

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir mengakui keunggulan Tafsir 

Ibnu Katsir dibandingkan kitab-kitab tafsir lainnya. Ia menulis pada 

pendahuluan buku ini, ―... keistimewaan Tafsir Ibnu Katsir, yaitu 

sebuah keunggulan tersendiri yang membedakan dari semua tafsir 

sebagaimana yang kami lihat, berupa penafsiran Al-Qur`an dengan Al-

Qur`an, dan menghimpun ayat-ayat lain yang menunjukkan makna dari 

ayat yang dimaksud sebagai penjelas, penguat, dan pendukung.‖
17

 

Maka kehadiran mukhtasar ini akan sangat membantu kaum muslimin 

mempelajari tafsir Al-Qur`an dengan sebaik mungkin, sehingga mereka 

akan dapat memetik banyak sekali ilmu dan hikmah, dan menjadikan 

Al-Qur`an sebagai penerang jalan hidupnya.  

Tafsir ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa untuk 

memudahkan memahami tafsir bagi orang non Arab sehingga tujuan 

dari penafsiran Al-Qur`an tersampaikan ke berbagai penjuru negeri. 

Berbagai alasan inilah yang memotivasi penulis menjadikan tafsir ini 

sebagai bahan penelitian. Hanya saja dalam ringkasannya Ahmad 

Syakir tidak menukilkan riwayat-riwayat israiliyat shahih yang 

dinukilkan oleh Ibnu Katsir dengan tujuan menjaga konsistensi 
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 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 6. 
17

 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr , jilid 1, ..., 

hal. 6. 
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metodologi Ibnu Katsir dalam menulis tafsirnya. Untuk lebih jelasnya 

dibahas penulis dalam validitas ‗Umdat at-Tafsîr ‗an Hâfizh Ibn Katsîr. 

 

B. Al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm 

Sebelum menganalisa metodologi penafsiran tafsir al-Mukhtashar fî 

Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm,  sama halnya dengan tafsir ‗Umdat at-Tafsîr 

perlu untuk dijelaskan beberapa kerangka teori utama berkenaan dengan 

tafsir ini yaitu biografi penulis dan profil al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`an al-Karîm. Pada bagian biografi ini akan dibahas tentang riwayat 

hidup peringkas tafsir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm, tabiat 

dan karakternya, karya-karya mukhtashir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`an al-Karîm serta bagaimana posisi pemikiran beliau yang 

berpengaruh pada penafsiran. Pada bagian profil kitab akan dibahas 

tentang alasan penamaan tafsir, latar belakang penulisan tafsir dan 

keistimewaan tafsir. 

1. Biografi dan Karir Intelektual  Para Penulis al-Mukhtashar fî 

Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm 

Tafsir mukhtasar ini ditulis oleh banyak penulis atau mufasir 

kolektif yaitu karya tafsir yang disusun lebih dari satu orang.
18

 Berbeda 

halnya dengan kitab ‗Umdat at-Tafsîr yang ditulis oleh Ahmad Syakir 

sendiri. Tafsir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm ini ditulis 

oleh Tim ulama tafsir terkemuka dari berbagai negara Islam yang 

dipandu oleh lajnah Markaz Tafsir Liddirasat Qur`aniyah. Sebagai 

penanggung jawab penulisan tafsir mukhthasar ini, lajnah membagi 

peran penulisan diantaranya; penulis matan tafsir, penulis faedah-

faedah tafsir dan penulis maqâshid nama surat tafsir pada setiap 

halaman, dan lajnah pengkoreksian. 

Adapun dalam penulisan matan diberikan kepercayaan kepada 

Syekh Muhammad Muhammad al-Mukhtar  asy-Syanqithiy. Penulisan 

faedah-faedah (intisari) yang terkandung dalam setiap ayat dan 

petunjuk yang dimaksudkan oleh ayat dalam penafsiran ditulis oleh 

Zaid ibn ‗Umar al-Aid guru besar Dirasat Qur`niyyah di Universitas 

Raja Fahd. Sementara yang diberikan kepercayaan dalam menuliskan 

maqâshid  dari nama-nama surat adalah Syekh Muhammad ibn 

Abdullah ar-Rabi‘ah, sebagai guru besar pada Universitas al-Qoshim.  

Selanjutnya, Markaz Tafsir li ad-Dirasat Qur`aniyah memberikan 

tanggung jawab pengkoreksian kepada beberapa ulama-ulama ahli 

tafsir terkemuka dari beberapa negara Islam yang mumpuni dalam 
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keilmuan tafsir, yaitu: Ahmad Khalid Syukriy, seorang Profesor dan 

guru besar dari Universitas Yordania. Ahmad Sa‘ad al-Khatib, Profesor 

dan guru besar dari Universitas al-Azhar Mesir. Bazwiy adh-Dhawiy, 

Profesor dan guru besar dari Universitas Syuaib ad-Dakkaliy Maroko. 

Husein ibn Ali al-Harbiy, guru besar dari Universitas Gazan Saudi 

Arabia. Khalid ibn Utsman as-Sabt, guru besar dari Universitas ad-

Dammam Saudi Arabia. Zaid ibn ‗Umar al-Aidh, Profesor dan guru 

besar dari Universitas al-Malik as-Sa‘ud Saudi Arabia. Said al-Falah 

guru besar dari Universitas Zaitunah Tunisia. Sholeh ibn Yahya ash-

Shawwab, guru besar dari Universitas Shan‘a Yaman. Ghanim 

Qadwariy al-Hamd guru besar dari Universitas Tikrit Irak. Muhammad 

ibn Abdillah al-Qahthaniy dari Universitas al-Malik Khalid Saudi 

Arabia. 

Adapun penanggung jawab utama penulisan tafsir ini adalah 

pimpinan Markaz Tafsir li ad-Dirasat Qur`aniyah Sholeh Abdullah 

Humaid dan  yang bertanggung jawab dalam pengontrolan dan 

pengawasan setiap lajnah setiap bidang adalah Ahmad ibn Muhammad 

al-Buraidiy guru besar universitas al-Qashim, Saudi Arabia 

Abdurrahman ibn Mu‘adhah asy-Syahriy, Musaid Sulaiman ath-

Thayyar, Nashir Muhammad al-Majid. Berikut dipaparkan biografi 

utama penulis al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm. 

 

a. Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy 

1) Sosio-Histori Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy
19

 

Nama lengkap Muhammad asy-Syanqithiy adalah Muhammad 

ibn Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy. Dilahirkan pada tahun 

1381 H di Madinah al-Munawwarah. Ayah beliau bernama syaikh 

Muhammad al Mukhtar asy-Syanqithiy (w.1405H)  yang merupakan 

seorang ulama besar, ahli fikih, hadis, sastra dan Ilmu nasab yang 

baru saja meninggal dunia 29 Oktober 2019 lampau. 

Disamping dikenal dengan keilmuan yang tinggi, Muhammad 

Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy juga memiliki akhlak yang 

baik, dan tekun dalam beribadah. Keilmuan Muhammad Muhammad 

al-Mukhtar tak diragukan lagi. Para ulama besar di Saudi Arabia 

mengakui keilmuannya. Penguasaannya yang baik terhadap 

perbedaan pendapat ulama membuat setiap orang takjub. Tak 

sekedar menguasai khilâf, namun beliau juga menguasai dalil dan 

ushûl setiap madzhab. Pembaca akan dibuat semakin takjub apabila 

beliau mulai berdialektika untuk mematahkan hujjah setiap madzhab 

                                                 
19

 Wikipedia, يحًذ بٍ يحًذ بٍ انًخخار انشُقٍطً " dalam 

ttps://ar.wikipedia.org/wiki/ًيحًذ_بٍ_يحًذ_انًخخار_انشُقٍط,. Diakses 12 Juli 2021. 
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yang râjih dalam permasalahan tertentu dan ini tidak luput dari 

peran sang ayah yang merupakan ulama besar dalam mendidiknya. 

Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy adalah 

seseorang yang sangat menghormati ilmu dan berakhlak baik. Sisi 

kebaikan akhlaknya terlihat dari sikap dermawannya dan baktinya 

terhadap orang tua serta kecintaannya terhadap ilmu.   

Sebelum ditetapkan sebagai anggota Hai'ah Kibar Ulama 

(Perhimpunan Ulama Besar) Muhammad Muhammad al-Mukhtar 

memiliki 3 majelis ilmu, majelis pertama hari Kamis di Masjid 

Nabawiy membahas kitab ‗Umdat al-Ahkam. Majelis Kedua hari 

Selasa di Mekah membahas kitab Zâd al-Mustaqni' dan majelis 

Ketiga hari Rabu di Jeddah membahas kitab Sunan at-Tirmidziy.  

Ketekunan Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-

Syanqithiy dalam menuntut ilmu terlihat juga dari semangatnya 

untuk berdiskusi dengan ayahnya. Kesabaran dalam mengajarkan 

ilmu juga diteladani dari sang ayah dengan mengajarkan siapa saja 

yang datang padanya tanpa membedakan status diantara mereka.  

Sifat-sifat baik inilah yang diteladani banyak oleh Muhammad 

Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy dari sang ayah sehingga 

Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy sangat matang 

dalam keilmuan dan akhlak. Inilah biografi syekh Muhammad 

Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy yang menggambarkan 

kedalaman ilmu yang dimilikinya dan tingginya perhatian beliau 

terhadap ilmu.  

2) Karir  Intelektual
20

 

Pendidikan formal Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-

Syanqithiy dari sekolah dasar, menengah tingkat pertama hingga 

perguruan tinggi dilalui di Madinah. Perguruan tinggi ditempuh pada 

Universitas Islam Madinah. Setelah menyelesaikan pendidikan 

Strata 1 pada tahun 1403 H, Ibnu Muhammad al-Mukhtar asy-

Syanqithiy menjadi dosen pembantu pada Universitas tersebut atas 

permintaan Universitas Islam Madinah. Tugas itu ditunaikannya 

dengan baik hingga beliau menyelesaikan pendidikan Doktoral 

dengan judul desertasi,"Ahkâm al Jirâhah at Thibbiyah wa al-Atsar 

al-Mutarattibah ‗Alaiha". Sebuah disertasi yang membahas seputar 

hukum Islam yang berhubungan dengan tindakan operasi dalam 

dunia medis. Berkat taufiq dari Allah SWT disertasi tersebut meraih 

predikat Summa Cumlaude dari Madinah Award untuk bidang 

                                                 
20

 Wikipedia, يحًذ بٍ يحًذ بٍ انًخخار انشُقٍطً " dalam 

ttps://ar.wikipedia.org/wiki/ًيحًذ_بٍ_يحًذ_انًخخار_انشُقٍط,. Diakses 12 Juli 2021. 
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penelitian ilmiah, hingga kini disertasi tersebut telah dicetak 

berulang-ulang.  

Dikutip dari website islamway.com, perjalanan ilmiah syekh 

Muhammad Muhammad asy-Syanqithiy bermula dari pendidikan 

ayah kandungnya yang telah melakukan banyak hal untuknya; 

diantaranya mengajak anaknya ke majelis ilmu yang diisi oleh sang 

ayah, baik dimasjid Nabawiy atapun dirumah. Di masjid Nabawiy 

ayahnya menyampaikan pengajian 5 kali sehari setiap selesai shalat 

fardhu kecuali ba'da ashar, adapun pada waktu ini terkadang 

diadakan di rumahnya.‖ 

Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy dalam 

perjalanan ilmiahnya selalu menghadiri majelis ilmu yang diisi oleh 

sang ayah. Saat umur 15 tahun, beliau sudah tampil menjadi qori' 

membacakan pelajaran untuk ayahnya di Masjid Nabawiy. Bersama 

majelis sang ayah Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-

Syanqithiy telah menyelesaikan pengkajian banyak buku 

diantaranya Shahîh Bukhâriy, Shahîh Muslim, Sunan at-Tirmidziy, 

Muwattho`, Sunan Ibn Mâjah, Matn ar-Risâlah, Bidâyat al-Mujtahid 

hingga tiga sampai lima kali khatam. Di bidang ushûl beliau 

mempelajarinya pada ulama lain yang menguasai dengan baik 

bidang ini (khilâf, jadal dan mantiq). Dibidang musthalah beliau 

mengkaji beberapa mandzûmah dari sang ayah. Diantaranya Matan 

al-Baiqûniyah dan Thal'at al-Anwâr. Kemudian dilanjutkan dengan 

mempelajari Tadrîb ar-Râwiy. 

Muhammad Muhammad al-Mukhtar memiliki perpustakaan 

besar yang merupakan warisan sang ayah. Di dalam perpustakaan 

tersebut terdapat berbagai macam buku cetakan kuno dan sangat 

langka. Beliau dikenal sebagai orang yang kutu buku. Beliau 

betah menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca dan 

mentela‘ah, hal itu dilakukannya baik saat bermukim ataupun dalam 

kondisi safar. Yang menakjubkan adalah kemampuan beliau dalam 

menghafal perkataan ulama. Syaikh Amir Qorowiy mengatakan 

bahwa Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy hafal 

kitab al-I'lâm bi Fawâ'id ‗Umdat al-Ahkâm yang dicetak 11 jilid 

karya Ibnu al-Mulaqqin. 

Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy memiliki 

kompetensi ilmiah yang sangat mumpuni pada bidangnya. 

Hafalannya kuat dan analisanya luas. Hal ini terbukti dalam 

diskusinya dalam mengkaji suatu permasalahan. Dalam diskusi 

tersebut terjadi perbedaan pendapat  tentang pendapat Ibnu 

Taimiyah  dalam suatu permasalahan. Ibnu Muhammad al-Mukhtar 

menjawab "Aku telah membaca Majmû' Fatâwa sebanyak tiga kali 
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dan aku tidak pernah melewati perkataan tersebut". Perpaduan 

antara kuatnya hafalan dan tela‘ah merupakan dua hal yang mulai 

hilang dalam tradisi keilmuan penuntut ilmu masa kini.  Diantara 

karya-karya asy-Syanqithiy adalah Ahkâm al- Jarâhah, Syarh 

Bulûgh al-Marâm, Syarh Zâd al- Mustaqni‘ dan karya-karya 

lainnya, al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm. 

 3) Posisi Pemikiran Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-

Syanqithiy  

Sebagai penulis utama tafsir al-Mukhtashar fî at-Tafsîr. 

Sangat dirasa perlu untuk mengetahui cara pandang Muhammad 

Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy asy-Syanqithiy. Latar 

belakang pemikiran Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-

Syanqithiy dipengaruhi oleh cara pandangnya dalam meyakini 

akidah. Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy salah 

seorang ulama yang berlandaskan pada akidah ahlu sunnah wa al-

jamâ‘ah. Posisi Pemikiran Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-

Syanqithiy sebagai penulis utama tafsir al-Mukhtashar fî at-Tafsîr. 

Sangat dirasa perlu untuk mengetahui cara pandang Ibnu al-

Mukhtar asy-Syanqithiy. Latar belakang pemikiran Muhammad 

Muhammad al-Mukhtar dipengaruhi oleh cara pandangnya dalam 

meyakini akidah. Beliau salah seorang ulama yang berlandaskan 

pada akidah ahlu sunnah wa al-jamâ‘ah.  

Diantara cara pandangnya dalam tafsir menafikan penggunaan 

majaz dalam ayat sifat. Alasannya penolakan terhadap majaz dalam 

ayat sifat adalah karena sifat Allah SWT dipahami berdasarkan 

hakikat dan bukan berdasarkan majaz.
21

 Sebagaimana pandangan 

ahlussunnah. Sifat Allah menurut madzhab ahlu sunnah wa al-

jamâ‘ah harus diimani tanpa takyîf, tasybîh, ta‘thîl, ataupun tamtsîl.  

Adapun cara pandang Muhammad Muhammad al-Mukhtar 

asy-Syanqithiy dalam fiqih, tidak menekankan pada satu mazhab 

tertentu tetapi membahas suatu permasalahan hukum secara detail, 

menyebutkan pendapat ulama pada setiap permasalahan serta dalil-

dalil yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas 

kemudian mengemukakan pendapat yang dianggap lebih râjih dari 

beragam pendapat yang telah dikemukan. Pendapat terkuat yang 

dipilih disertakan dengan alasan pemilihan pendapat tersebut serta 

alasan tidak memilih pendapat yang lainnya sehingga kajian fiqih 

                                                 
21

 Diintisarikan dari kajian Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy di 

channel youtube, Hal al-Majâz Wâqi` fî Al-Qur`an wa as-Sunnah, 

https://youtu.be/6N7GMNCAs6o. Diakses 23 Mei 2022.  

https://youtu.be/6N7GMNCAs6o
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lebih mendalam.
22

 Kapabilitas beliau dalam masalah fiqih ini 

menjadikan beliau diangkat sebagai salah seorang mufti pada 

lembaga fatwa Saudi Arabia Lajnah ad-Da`imah li al-Ifta`. 

 

b. Zaid ‘Umar al-Aish 

Nama lengkap beliau adalah Zaid ibn ‗Umar al-Aish. Berasal 

dari Yordania. Kelahiran pada tahun 1954 M/1374 H. 

Menyelesaikan pendidikan sarjana Strata 1 pada Universitas 

Muhammad ibn Sa‘ud Riyadh fakultas Syari‘ah pada tahun 1397 H. 

Zaid ‗Umar al-Aish melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata II 

pada Universitas yang sama pada fakultas Dirasat Qur`aniyah dan 

selesai pada tahun 1400 H. Kemudian beliau melanjutkan ke 

program doktor pada universitas yang sama pada fakultas yang sama 

dan selesai pada tahun 1404 H. Adapun aktvitasnya adalah dosen 

pada Universitas al-Malik Ibnu Sa‘ud pada Fakultas Tarbiyah 
23

 

serta aktif mengisi kajian-kajian tafsir secara terbuka. 

   

c. Muhammad Abdullah ar-Rabi’ah  

Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn 

Abdurrahmanar-Rabiah. Merupakan ulama dalam Ilmu Al-Qur`an 

dan Tafsir. Menyelesaikan program Pasca Sarjana dan Doktor pada 

bidang ilmu Al-Qur`an dan Tafsir. Judul tesis beliau ―ad-Dusûri wa 

Tafsîruhu Shafwat al-Atsar wa al-Mafâhim.‖ Dan penelitian 

disertasi beliau berjudul ―as-Siyâq Al-Qur`aniy wa Atsaruhu fî at-

Tafsîr Dirâsatan Nazhariyatan Tadbiqiyyatan ‗ala Suratai al-

Fâtihah wa al-Baqarah‖
24

 

Beliau berprofesi sebagai dosen pada Universitas al-Qashim 

pada fakultas Syari`ah wa Ushûl ad-Dîn kosentrasi Al-Qur`an wa 

Ulûmuhu. Diantara karya-karya beliau adalah sebagai berikut:  1) 

Maqâshid Shuwar Al-Qur`an dan Atsaruhu fî at-Tafsîr, 2) at-Ta`tsîr 

Al-Qur`ani baina Jail al-Awal wa Jail al-Ma‘ashir, 3) Ru`yah fî 

Ta‘lîm Al-Qur`ân wafqa Manhaj as-Salaf, 4)‗Ubudiyyat al-Hamd fî 

Sûrah al-Hamd, 5) Kamâl al-Ubûdiyyah wa Tahqîquha fî Dhû` 

Surat al-Fâtihah, 6) at-Tahshîn wa asy-Syurûr fî dhû` al-

                                                 
22

Midad,   يحًذ بٍ يحًذ انًخخار انشُقٍطً  انعهًاء وانذعاة, https://midad.com/scholar/38266/, 

diakses 10 Februari 2022. 
23

Islam House, ― أعلاو وشخصٍاث -زٌذ عًر عبذ الله انعٍص  ‖, 

https://islamhouse.com/ar/author/286814, diakses 26 Januari 2021. 
24

Midad,  ―يحًذ بٍ عبذالله انربٍعت‖ , http://midad.com/scholar/45922, diakses 26 Januari 

2021. 

https://midad.com/scholars
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Muawwizatain, 7) Tahqîq al-Ikhlâsh fî Dhû` Sûrat al-Ihklash, 

Nashrullah fî Dhû` Sûrat an-Nashr.
25

 

Aktivitas ilmiah yang diikuti selain pendidikan formal adalah 

sebagai peserta dalam muktamar Al-Qur`an al-Karim wa Manahiju 

Dirasatihi yang diadakan di Maroko, sebagai peserta pada muktamar 

Al-Qur`an yang kedua di Yordania, peserta dalam daurah-daurah 

Qur`aniyah di Saudi Arabia dan luar Saudi Arabia, aktiv dalam 

mengisi kajian-kajian di beberapa media sosial.  

Beliau merupakan salah satu anggota Majelis at-Ta`sisi fi al-

Hai`ah al-Alamiyah, sebuah majelis khusus dalam pembahasan 

tadabbur Al-Qur`an. Sebagai anggota dalam majelis at-Ta`sis dalam 

bidang pengenalan Islam. Sebagai anggota al-Hai`ah al-‗Umumiyah 

dalam bidang al-Ighatsat al-‗Alamiyah.   

  

d. Khalid ‘Utsman as-Sabt   

Nama lengkap beliau Khalid ibn ‗Utsman ibn Ali as-Sabt. 

Lahir pada tahun 1384 H di Dammam Saudi Arabia. Beliau 

menyelesaikan program Doktor di bidang Tafsir dan Ulum Al-

Qur`an pada Universitas Islam Madinah pada tahun 1416 H, dengan 

judul penelitian disertasi Qawâ‘id at-Tafsîr Jam‘an wa Dirâsatan. 

Program Magister diselesaikan pada tahun 1412 H pada jurusan 

yang sama di Universitas Islam Madinah dengan judul penelitian 

―Dirâsat at-Taqwîmiyah li Kitâb Manâhil al-Irfan az-Zarqâniy‖.  

Adapun pendidikan Strata I diselesaikan pada tahun 1405 H pada 

Unversitas Imam Muhammad ibn Sa‘ud Fakultas Ushuluddin 

jurusan Syar‘iah wa ad-Dirasat al-Islamiyah.
26

  

Profesi beliau saat ini adalah sebagai dosen pada Fakultas 

Tarbiyah jurusan Dirasat Qur`aniyah Universitas Imam 

Abdurrahman Faishal di Dammam.
27

 Selain berprofesi sebagai 

dosen, Khalid ‗Utsman as-Sabt juga sangat aktif dalam menulis dan 

karangan tersebut menjadi rujukan bagi para kalangan akademisi 

yang ingin mendalami tentang ilmu Al-Qur`an dan Tafsir. 

Diantara karya-karya Khalid ‗Utsman as-Sabt adalah sebagai 

berikut: 1) Qawâ‘id at-Tafsîr (diterbitkan), 2) Manâhil al-‗Irfân 

Dirâsah wa at-Taqwîm (diterbitkan), 3) al-Azb al-Munîr fî Majlis 

                                                 
25

 Midad,  ―يحًذ بٍ عبذالله انربٍعت ―, http://midad.com/scholar/45922, diakses 26 

Januari 2021. 
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Khaled al Sabt,  انًوقع انرسًً نهشٍخ أ. د. خانذ انسبج -سٍرة انشٍخ ‖, 

https://khaledalsabt.com/about/, diakses 26 Januari 2021. 
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asy-Syanqithiy fî at-Tafsîr (diterbitkan), 4) Fiqh ar-Radd ‗ala al-

Mukhâlif ( diterbitkan), 5) A‘mâl al-Qulûb (diterbitkan), 6) al-

Khulâshah fî Tadabbur Al-Qur`ân al-Karîm (diterbitkan), 7) al-

Qawâ‘id wa al-Ushûl wa Tadbîqâth at-Tadabbur (diterbitkan), 8) 

Nûr al-Bashâ‘ir wa al-Albâb fi Ma`rifah al-Fiqh bi Aqrab at-Turuq 

wa Aisar al-Asbâb li as-Sa‘di (diterbitkan), 9) al-Qawâ‘id al-Hisân 

li as-Sa‘diy, 10) Tahzîb al-Manâhil al-Irfân li az-Zarqâniy, 11) 

Syarh al-Muqaddimah fî Ushûl at-Tafsîr li Syaikh al-Islâm, 12) 

Syarh ar-Risâlah fî Ushûl at-Tafsîr li as-Sayuthiy,  13) Syarh 

Mukhtashar Akhlâq Hamlah Al-Qur`ân, al-I‘jâzh al-Ilmi wa al-

;Adâd. Dan karya ilmiah lainnya dalam bentuk makalah.  

 

2. Profil  al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm  

a. Sebab Penamaan   

Tafsir ini dinamai pertama kali dengan al-Mukhtashar fî at-

Tafsîr. Namun beberapa usulan dari para ulama tafsir, maka judul 

kitab ini diganti dengan nama al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-

Karîm. Tafsir ini ditulis oleh komite ulama tafsir dan diterbitkan 

oleh Markaz Tafsir li ad-Dirasat Al-Qur`aniyah  (Tafsir Center for 

Quranic Studies) pada tahun 1437 H atau 2017 sehingga bisa 

dikatakan bahwa tafsir ini merupakan tafsir kontemporer termuda 

saat ini, namun sudah popular dikalangan masyarakat dan para 

akademisi.  

b. Latar Belakang Penulisan Tafsir 

Dipahami dari muqaddimah tafsir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`ân al-Karîm yang ditulis oleh tim redaksi, bahwa yang menjadi 

latar belakang penulisan tafsir ini adalah: 

1) Menjawab kebutuhan masyarakat yang membutuhkan 

tafsiran yang sesuai dengan bahasa pada zaman sekarang dan sesuai 

dengan tingkat pengetahuan mereka.  

Perhatian para ulama tafsir dari masa ke masa untuk 

menafsirkan kalâmullâh dan menjelaskan kandungan dari Al-Qur`an 

terus meningkat.  Diantara alasan utama para ulama tafsir  

menafsirkan Al-Qur`an sejak dari fase awal adalah mendekatkan 

makna ayat-ayat Al-Qur`an bagi para pembaca tanpa harus panjang 

lebar yang membuat para pembaca enggan untuk menyelesaikan 

pembacaan tafsirnya atau menemui kesulitan dalam memahami 

maksud dari kandungan penafsiran tersebut. Kebutuhan ini akan 
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terus berubah seiring dengan perubahan kehidupan manusia dan 

keberagaman tingkat pengetahuan manusia. Sehingga inilah yang 

menjadi motivasi utama para ulama tafsir untuk mewujudkan karya-

karya tafsir sesuai dengan visi semula dalam penafsiran diantaranya 

menjawab kebutuhan masyarakat yang hidup pada zamannya, 

menyesuaikan dengan bahasa dan tingkat pengetahuan masyarakat 

pada waktu itu. 

2) Problematika penafsiran terdahulu yang membutuhkan 

koreksian dalam sisi konten penafsiran. 

Tidak dapat dielakkan bahwa diantara karya-karya tafsir 

pendahulu tersebut terdapat berbagai kesalahan-kesalahan baik 

dalam pengungkapan kata, pentarjihan makna, kesalahan dalam 

ijtihâd karena dangkalnya pengetahuan mufasir terhadap suatu 

permasalahan. Adapula diantara karya tafsir terdahulu tersebut yang 

sangat ringkas sekali sehingga penafsiran seperti ini berupa matan 

saja dan butuh untuk diberi penjelasan atau syarah untuk memahami 

kandungan matan tersebut.  

Realita lainnya dalam penafsiran-penafsiran terdahulu adalah 

terdapat berbagai kitab-kitab tafsir yang penafsirannya sangat 

meluas dan panjang sehingga terkadang keluar dari tujuan utama 

penafsiran. Namun meskipun demikian, semua metode-metode 

penafsiran tersebut tentunya baik dan mempunyai kekhususan 

masing-masing. Maka diantara alasan utama menciptakan karya 

tafsir muktashar ini adalah melihat realita masyarakat yang hidup 

pada zaman sekarang yang butuh terhadap tafsir mukhtasar untuk 

memudahkan pendekatkan pemahaman terhadap ayat-ayat dalam 

Al-Qur`an yang sesuai dengan bahasa manusia pada zaman 

sekarang. 
28

  

c.   Kelebihan dan Kekurangan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân 

al-Karîm  

Diantara kelebihan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-

Karîm ini adalah: 

1) Tafsir al-Mukhtashar fi at-Tafsir ini ditulis oleh sekelompok 

ulama ahli tafsir dari berbagai dunia Islam seperti ulama tafsir 

dari Yordania, Mesir, Maroko, Saudi Arabia, Tunisia, Yaman, 

Irak.  

                                                 
28

 Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy, et.al, al-Mukhtashar fî-

Tafsîr Al-Qur`ân Al-Karîm, Saudi Arabi: Markaz Tafsir li ad-Dirasat Al-Qur`aniyyah, 

cetakan III, 1437, hal. Ix.  
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2) Tafsir ini disusun menggunakan bahasa yang sangat menarik, 

mudah dipahami, tidak terlalu melebar, dan sarat makna. 

3) Pada penulisan penafsirannya, terdapat warna khusus untuk 

menandai istilah yang memiliki penekanan pada maknanya. 

4) Meskipun ditulis oleh ulama dari berbagai Negara, namun tafsir 

ini bisa satu dalam pendapat dan diterbitkan oleh Markaz Tafsir 

Li ad-Dirasat Al-Qur`aniyah (Tafsir Center for Quranic Studies) 

ini disusun dengan memerhatikan kaidah penafsiran secara 

ketat. 

5) Selain itu, tafsir ini hanya menampilkan pendapat yang râjih 

menurut tim penyusun yang diolah dengan menggunakan 

kaidah-kaidah tarjîh. 

6) Di akhir tiap halaman selalu disertakan poin-poin penting dan 

faedah dari penjelasan tafsir di halaman tersebut. 

7) Tafsir al-Mukhtashar fî at-Tafsîr dalam versi cetaknya tersedia 

dalam berbagai ukuran yang memberikan kenyamanan bagi 

pembacanya. titab ini juga telah dicetak berulang kali. 

8) Tafsir ini merupakan tafsir termuda saat ini dalam dunia Islam 

dan akan diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia agar 

dimanfaatkan oleh umat Islam dimana saja. 

9) Dan yang paling unggul dari tasfir ini adalah penafsirannya 

singkat padat dan mudah untuk dipahami.  

10) Tafsir ini sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa di 

dunia termasuk Indonesia.
29

 

11) Tafsir ini juga mempunyai rekaman suara, sehingga orang yang 

buta dan tuna netra masih bisa memahami kandungan Al-Qur`an 

dengan mudah.
30

 

Alasan inilah yang memotivasi peneliti dalam mengkaji kitab 

al-Mukhtashar fî at-Tafsîr. Adapun diantara kekurangan al-

Mukhtashar fî at-Tafsîr dari hemat peneliti adalah tafsir mukhtasar 

ini tidak memberikan penjelasan penafsiran yang memadai bagi 

para pembaca dalam memahami kandungan tafsir, sehingga tafsir 

ini hanya tepat dikonsumsi oleh orang awam. 

 

 

                                                 
29

Quranec,  ―  -انخرجًت الإَذوٍَسٍت نهًخخصر فً حفسٍر انقرآٌ انكرٌى -حرجًت يعاًَ سورة انُساء 

 https://quranec.com/ar/browse/indonesia-mokhtasar/4#55. Diakses 15 , يوسوعت انقرآٌ انكرٌى―

Februari 2021. 
30

Tafsir One, ًانًخخصر فً انخفسٍر | انخفسٍر انخفاعه‖ \, dalam 

https://read.tafsir.one/almukhtas#pg_84. Diakses 15 Februari 2021. 

https://quranenc.com/ar/browse/indonesian_mokhtasar/4#55
https://quranenc.com/ar/browse/indonesian_mokhtasar/4#55
https://quranec.com/ar/browse/indonesia-mokhtasar/4#55
file:///G:/DISERTASI%20LIRA/المختصر%20في%20التفسير%20|%20التفسير%20التفاعلي
https://read.tafsir.one/almukhtas#pg_84
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BAB IV 

KOMPARASI EPISTEMOLOGI TAFSIR MUKHTASAR ‘UMDAT 

AT-TAFSÎR ‘AN AL-HÂFIZH IBN KATSIR DAN AL-MUKHTASHAR 

FÎ TAFSÎR AL-QUR`AN AL-KARÎM 
 

A. Komparasi Metodologi ‘Umdat at-Tafsîr `an al-Hâfizh Ibn Katsir dan 

al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm 

Ada dua hal yang sangat penting diperhatikan dalam penelitian 

epistemologi tafsir yaitu aspek tafsir dan aspek mufasir. Aspek pertama 

lebih kepada metodologi penulisan tafsir tersebut dan aspek kedua lebih 

kepada penilaian kompetensi mufasir dalam menulis tafsir atau bisa 
diistilahkan dengan kriteria personalitas mufasir. 

1. Aspek Personalitas Mukhtashir 

Telah dijelaskan pada bab 2 sebelumnya bahwa diantara 

kriteria/kualifikasi personalitas seorang mufasir adalah: Seorang mufasir 

disyaratkan memenuhi kriteria: (1) berakidah yang benar, (2) bersih dari 

hawa nafsu, (3) berpengetahuan bahasa Arab, dengan segala cabangnya, 

(4) berpengetahuan bahasa, (5) berpengetahuan pokok-pokok ilmu yang 

berkaitan dengan Al-Qur`an, (6) berkemampuan pemahaman yang 

cermat.
1
 Selain poin di atas ada beberapa kriteria tambahan yang perlu 

                                                 
1
 Manna‘ al-Qaththan, Mabâhits fî ‗Ulum Al-Qur`ân, Riyad: Mantsurat Ashri al-

Hadits, 1973, hal. 329-330 
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diperhatikan oleh seorang mufasir yang menyangkut masalah etika 

seorang mufasir. Disebutkan dalam Mabâhits fî ‗Ulûm Al-Qur`ân, 

bahwa etika seorang mufasir adalah: (1) Berniat baik dan bertujuan 

benar, (2) berakhlak baik, (3) taat dan beramal, (4) berlaku jujur dan 

teliti dalam penukilan, (5) tawadhdhu‘, (6) berjiwa mulia, (7) berani 

dalam menyampaikan kebenaran, (8) berpenampilan baik, (9) bersikap 

tenang dan mantap, (10) mendahulukan orang lain yang lebih utama dari 

pada dirinya, (11) mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah 

penafsiran secara baik.
2
 Selain kriteria tersebut di atas, aspek terpenting 

yang harus dikuasai oleh seorang mukhtashir adalah memahami dan 

menguasai kitab induk yang akan diringkas secara mendalam. 

Dari riwayat ilmiah penulis ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr yang disebutkan pada bab 3, dapat dikatakan bahwa Ahmad 

Syakir sebagai peringkas tafsir ‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr 

memenuhi persyaratan kualifikasi personalitas seorang mukhtashir dan 

sangat kapabilitas dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir karena Ahmad 

Syakir seorang ahli hadis sehingga sangat kompeten dalam meringkas 

tafsir yang notabene merupakan tafsir bi ar-riwâyah. Ahmad Syakir juga 

menguasai tafsir Ibnu Katsir karena beliau sudah mendalaminya selama 

lebih kurang 45 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel IV.1: Aspek Personalitas Penulis ‘Umdat at-Tafsîr ‘an al-

Hâfizh Ibn Katsîr 

No  Aspek 

Personalisasi 

Ahmad 

Syakir 

Indikator 

1.  Berakidah 

yang benar 

V Berakidah ahlu sunnah wal jamâ‘ah 

2. Bersih dari 

hawa nafsu 

duniawi dalam 

menulis tafsir 

V Tidak ada indikator untuk 

mendapatkan pujian karena penulis 

meninggal sebelum tafsir ini dicetak. 

3. Memahami 

bahasa Arab 

dan kaedah-

kaedahnya 

V Berkebangsaan Arab dan memahami 

kaedah bahasa Arab serta memahami 

perkembangan budaya Arab. 

4. Memahami 

pokok-pokok 

ilmu yang 

berkaitan 

dengan Al-

V Diobeservasi dari riwayat pendidikan 

dan  karya-karyanya serta pengakuan 

ulama terhadap kapasitas keilmuan 

Ahmad Syakir. 

                                                 
2
 Manna‘ al-Qaththan, Mabâhits fî Ulum Al-Qur`ân, ..., hal. 331-332  



151 

 

 
 

Qur`an 

5. Cermat dalam 

pemahaman 

V Ahmad Syakir seorang ahli hadis 

yang terbiasa teliti dalam menilai 

kedudukan sebuah hadis dan sudah 

mendalami tafsir yang diringkas 

selama 45 tahun. 

 

Berbeda halnya dengan penulis al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân 

al-Karîm, tafsir ini tidak ditulis oleh satu mufassir saja tetapi ditulis oleh 

empat orang penulis dari ulama dunia Arab yang dikontrol oleh lajnah 

Markaz Tafsir li ad-Dirasat al-Qur`aniyah.  Berdasarkan informasi dari 

riwayat ilmiah para penulis al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm 

yang disebutkan pada bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa para 

mufasir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm memenuhi 

persyaratan kualifikasi personalitas seorang mufasir. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel IV.2 : Aspek Personalitas Mufasir 1 al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`ân al-Karîm 

No  Aspek 

Personalisasi 

Muhammad 

Muhammad 

al-Mukhtar 

asy-

Syanqithiy 

Indikator 

1.  Berakidah 

yang benar 

V Berakidah ahlu sunnah wal 

jamâ‘ah 

2. Bersih dari 

hawa nafsu 

duniawi dalam 

menulis tafsir 

V Tidak ada indikasi menulis tafsir 

dengan tujuan meraup 

keuntungan duniawi 

3. Memahami 

bahasa Arab 

dan kaedah-

kaedahnya 

V Berkebangsaan Arab dan hidup di 

Arab sehingga memahami kaedah 

bahasa Arab dengan baik serta 

memahami perkembangan 

budaya Arab. 

4. Memahami 

pokok-pokok 

ilmu yang 

berkaitan 

dengan Al-

Qur`an 

V Diobeservasi dari riwayat 

pendidikan dan profesi serta  

karya-karya beliau dan 

pengakuan ulama terhadap 

kapasitas keilmuan Muhammad 

Muhammad al-Mukhtar asy-

Syanqithiy. 
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5. Cermat dalam 

pemahaman 

V Muhammad Muhammd al-

Mukhtar asy-Syanqithiy seorang 

ulama besar yang terkenal dengan 

keilmuannya dan menguasai 

beragam ilmu-ilmu yang 

dibutuhkan oleh seorang mufasir. 

 

Tabel IV.3: Aspek Personalitas Mufasir 2 al-Mukhtashar fî Tafsîr 

Al-Qur`ân al-Karîm 

No  Aspek 

Personalisasi 

Zaid 

‘Umar 

Indikator 

1.  Berakidah 

yang benar 

V Berakidah ahlu sunnah wal jamâ‘ah 

2. Bersih dari 

hawa nafsu 

duniawi 

dalam 

menulis tafsir 

V Tidak ada indikasi untuk meraup 

keuntungan duniawi. 

3. Memahami 

bahasa Arab 

dan kaedah-

kaedahnya 

V Berkebangsaan Arab dari Yordania dan 

hidup di Arab sehingga paham dengan 

bahasa Arab baik lisan maupun tulisan 

serta perkembangan budaya Arab. 

4. Memahami 

pokok-pokok 

ilmu yang 

berkaitan 

dengan Al-

Qur`an 

V - Guru besar pada Universitas Malik 

as-Sa‘ud Saudi Arabia. 
- Aktif mengisi kajian-kajian ‗ilmiah. 

5. Cermat dalam 

pemahaman 

V Zaid Ibn ‗Umar seorang yang ahli dalam 

bidang keagamaan yang terbiasa 

melakukan penelitian ilmiah. 

 

Tabel IV.4: Aspek Personalitas Mufasir 3 al-Mukhtashar fî Tafsîr 

Al-Qur`ân al-Karîm 

No Aspek 

Personalisasi 

Muhammad 

Abdullah 

ar-Rabi’ah 

Indikator 

1.  Berakidah yang 

benar 

V Berakidah ahlu sunnah wal 

jamâ‘ah 

2. Bersih dari hawa 

nafsu duniawi 

dalam menulis 

V Tidak ada indikasi untuk 

meraup keuntungan duniawi. 
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tafsir 

3. Memahami 

bahasa Arab dan 

kaedah-

kaedahnya 

V Asli orang Arab yang 

memahami sisi kebahasaan 

berdasarkan riwayat ilmiah. 

4. Memahami 

pokok-pokok 

ilmu yang 

berkaitan dengan 

Al-Qur`an 

V - Guru besar pada 

Universitas Qashim Saudi 

Arabia. 
- Aktif mengisi kajian-kajian 

‗ilmiah. 

- Aktif menulis dan 

mempunyai puluhan karya 

tulis. 

5. Cermat dalam 

pemahaman 

V Muhammad Ibn Abdullah ar-

Rab‘iah merupakan seorang 

ulama yang diakui 

keilmuannya. 

 

Tabel IV.5: Aspek Personalitas Mufasir 4 al-Mukhtashar fî Tafsîr 

Al-Qur`ân al-Karîm 

No Aspek 

Personalisasi 

Khalid 

‘Utsman 

as-Sabt 

Indikator 

1.  Berakidah yang 

benar 

V Berakidah ahlu sunnah wal 

jamâ‘ah 

2. Bersih dari hawa 

nafsu duniawi 

dalam menulis 

tafsir 

V Tidak ada indikasi untuk meraup 

keuntungan duniawi. 

3. Memahami 

bahasa Arab dan 

kaedah-

kaedahnya 

V Berkebangsaan Arab dan hidup di 

Arab sehingga memahami kaedah 

bahasa Arab dengan baik baik 

lisan maupun tulisan. 

4. Memahami 

pokok-pokok 

ilmu yang 

berkaitan dengan 

Al-Qur`an 

V - Guru besar 
- Aktif menulis dan mengisi 

kajian-kajian ‗ilmiah. 

5. Cermat dalam 

pemahaman 

V Khalid Utsman as-Sabt seorang 

ulama besar dan populer dengan 

banyaknya karya ‗ilmiahnya 

dalam bidang tafsir. 
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2. Aspek Metodologis ‘Umdat at-Tafsî‘an al-Hâfizh Ibn Katsîr  dan al-

Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm 

Untuk membandingkan metodologi dua tafsir mukhtasar ini dari 

sisi metodologis, maka keduanya akan dikomparasi dari sisi sumber 

penafsiran, metode penafsiran serta validitas penafsiran. 

a. Komparasi Sumber Penafsiran 

Berdasarkan pada sumber penafsiran yang telah dijelaskan pada 

konsep epistemologi tafsir mukhtasar, maka dari sisi sumber 

penafsiran tafsir ‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr merupakan 

tafsir mukhtasar dengan sumber tafsir bi al-ma`tsûr karena yang 

menjadi rujukan utama tafsir  ini adalah tafsir Ibnu Katsir atau Tafsîr 

Al-Qur`ân ‗Azhîm. Tafsir ini merupakan bentuk dari tafsir bi al-

ma`tsûr dan tafsir Ibnu Katsir merupakan tafsir induk bagi tafsir 

‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr. Sebelum membahas 

metode tafsir yang digunakan dalam ‗Umdat at-Tafsîr, perlu 

diketahui metode tafsir Ibnu Katsir untuk dikorelasikan dengan kitab 

‗Umdat at-Tafsîr sebagai mukhtasarnya. 

a) Tafsir Ibnu Katsir 

Referensi utama yang digunakan Ahmad Syakir dalam 

meringkas tafsir Ibnu Katsir adalah manuskrip asli dari tafsir Ibnu 

Katsir tersebut. Manuskrip ini tersimpan pada penyimpanan 

manuskrip di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dan manuskrip 

tersebut masih sangat terjaga keasliannya. Manuskrip tafsir Ibnu 

Katsir milik al-Azhar ini merupakan salah satu dari manuskrip yang 

disimpan di Pustaka Universitas al-Azhar dengan nomor 168 pada 

bagian kitab-kitab tafsir dan manuskrip tafsir Ibnu Katsir ini terdiri 

dari 7 jilid  dengan jumlah lembaran sebanyak 2195 lembar. 

Disimpan dalam kondisi lengkap kecuali ada kerusakan pada jilid 3-

nya.
3
 

Hasil penelitian Ahmad Syakir terhadap manuskrip ini, ia 

menyimpulkan bahwa manuskrip tafsir Ibnu Katsir disalin ulang dari 

manuskrip yang ditulis langsung oleh Ibnu Katsir. Manuskrip tafsir 

Ibnu Katsir yang terdapat di Maktabah al-Azhar ini ditulis oleh 

Muhammad ibn Ali ash-Shufiy yang berprofesi sebagai penjaga 

gerbang perbatasan kota Damaskus kala itu. Penyalinan naskah tafsir 

Ibnu Katsir selesai pada tanggal 10 Jumadil Awal 825 H atas perintah 

                                                 
3 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 18.  
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kepala al-Qâdhiy dan juga hakim yang bernama Najm ad-Din ibn 

Hija (w. 830 H). Selain seorang hakim, beliau juga seorang 

penerjemah kitab ad-Dhû` al-Lâmi‘ karya as-Sakhawiy, kitab ad-

Dâris fî Târikh al-Madâris dan kitab asy-Syazzârât. Penyalin naskah 

ini dikenal dengan panggilan Abu al-Futuh.
4
 

Manuskrip tafsir Ibnu Katsir yang terdapat di Maktabah al-Azhar 

ini merupakan manuskrip yang frekuensi kebenarannya lebih 

dominan dan kesalahan padanya hanya sedikit. Hal ini diungkapkan 

Ahmad Syakir berdasarkan pengalamannya yang telah mendalami 

kitab ini selama puluhan tahun. Hal ini sebagai bantahan terhadap 

ungkapan syekh Rasyid Ridho yang mengatakan bahwa manuskrip 

tafsir Ibnu Katsir yang ada pada Maktabah al-Azhar tersebut banyak 

terdapat kesalahan. Namun hal tersebut terbantahkan karena Ahmad 

Syakir dengan temuan manuskrip lainnya dari tafsir Ibnu Kastir 

sebagai perbandingan yang berisikan penjelasan tambahan dari Ibnu 

Katsir setelah menyelesaikan kitab tafsirnya. Pada akhirnya, syekh 

Rasyid Ridho mengakui bahwa informasi yang beliau sampaikan 

tersebut disimpulkan tanpa melihat secara langsung kondisi 

manuskrip yang ada pada Maktabah al-Azhar tersebut sebelum 

mengeluarkan pernyataannya dan hanya mendengar saja dari 

ungkapan orang lain.
5
 

Dari penjelasan Ahmad Syakir ini, dipahami bahwa rujukannya 

dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir adalah manuskrip asli tulisan 

tangan Ibnu Katsir sendiri. Manuskrip yang yang ditulis dengan 

tulisan tangan penulis aslinya dikenal dengan autographes 

(makhtûthâth al-lâti bikhuthûth muallifîhâ).
6
 

Sebagai penguat pendapatnya bahwa manuskrip yang digunakan 

adalah manuskrip asli, ia menyatakan bahwa ia menemukan  

manuskrip lainnya dari tafsir Ibnu Katsir sebanyak 5 jilid yaitu jilid 

ke-3,6,8,9,10; dimana jumlah asli manuskrip tersebut berjumlah 10 

jilid. 1 jilid ditemukan pada maktabah al-Azhar yaitu jilid ke-3 dan 

sisanya jilid ke-6, 8, 9, 10 terdapat pada Dar al-Kutub al-Mishriyyah. 

Manuskrip ini jadi perbandingan oleh Ahmad Syakir dari manuskrip 

                                                 
4 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 18.  
5 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 18.  
6
 Hibatullah Abd al-Fattah. ―Al-Makhthûthâth al-Arabiyah al-Islamiyah ka Mashdar 

litturâts, nasyatu al-Makhthûthâth wa ahammiyatuha wa anwâ‘uha.‖ Jurnal Ilmiyah Kulliyat 

as-Siyahah wa al-Fanadiq , No. 18,  2021, hal. 112. 
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yang terdapat pada penyimpanan al-Azhar yang terdiri 7 jilid ditulis 

lengkap.
7
 

Manuskrip kedua ini, lebih tua dari manuskrip yang sebelumnya. 

Hal ini terlihat dari model tulisan yang digunakan yaitu terkesan lebih 

klasik. Menurut Ahmad Syakir, bisa jadi manuskrip tersebut ditulis 

langsung oleh Ibnu Katsir pada masa hidupnya. Hal ini dibuktikan 

dengan ungkapan yang tertulis pada naskah manuskrip tersebut yang 

bertuliskan: ‗Afallâhu `anhu (semoga Allah memaafkannya)‖. 

Dimana kata-kata ini dalam tradisi Arab merupakan doa yang 

digunakan untuk orang yang masih hidup. Ungkapan tersebut ditulis 

setelah menafsirkan surat al-An‘am ayat 99. Maka menurut Ahmad 

Syakir, ini bukti nyata bahwa manuskrip kedua yang ditemukan 

Ahmad Syakir ini ditulis pada saat Ibnu Katsir masih hidup sebagai 

penutup dari tafsir yang disampaikan.
8
 

Bukti lainnya dari keaslian manuskrip kedua yang terdiri dari 5 

jilid ini adalah jilid ketiga dari manuskrip tersebut menafsirkan dari 

surat al-An‘am hingga surat at-Taubah ayat 36. Pada akhir jilid 

tersebut ada ungkapan yang bertuliskan: ―Kita akan sebutkan hadis 

yang berkaitan dengan ayat ini.‖ Namun tidak ada hadis yang 

dituliskan sebagaimana diungkapkan dan hanya ada warna putih yang 

digoreskan. Maka dari analisa Ahmad Syakir, penulis meninggal 

dunia sebelum menyebutkan hadis tersebut.  Sementara menurut 

Rasyid Ridho, penulis lupa menuliskan hadis yang dimaksud.
9
 

Pembuktian keaslian manuskrip biasanya memang dengan 

melihat ciri khusus dari kandungan manuskrip tersebut. Para pakar di 

bidang makhtûthah mengistilahkannya dengan ibrâzah yaitu meneliti 

sisi-sisi penjelasan yang dibubuhkan oleh penulis dalam karyanya.
10

 

Pada jilid ke-6 dalam manuskrip kedua yang ditemukan, 

dituliskan tafsir dari surat al-Isra`hingga surat al-Hajj. Ada sedikit 

perbedaan tulisan pada 5 halaman pertama hingga beberapa baris 

halaman keenam dari model tulisan setelahnya. 

Pada jilid ke-8 ditulis tafsir dari surat al-Ahzab hingga surat as-

Sajadah. Pada jilid ke-9 dimulai dengan tafsir surat asy-Syura hingga 

surat al-Mumtahanah. Dan 4 lembar terakhir model tulisan yang 

                                                 
7 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 18. 
8 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 18. 
9 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 18. 
10 Hibatullah Abd al-Fattah. ―Al-Makhthûthâth al-Arabiyah al-Islamiyah ka 

Mashdar litturâts, nasyatu al-Makhthûthâth wa ahammiyatuha wa anwâ‘uha.‖ Jurnal Ilmiyah 

Kulliyat as-Siyahah wa al-Fanadiq , No. 18,  2021, hal. 124. 
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digunakan juga berbeda dari sebelumnya. Pada jilid ke-10 

menafsirkan surat ash-shaf hingga surat an-Nas. Pada lembaran-

lembaran terakhir, ada beberapa lembar yang hilang sehingga tidak 

bisa ditelusuri siapa yang menyalin tafsir tersebut. 
11

  

Namun yang perlu diperhatikan disini menurut Ahmad Syakir 

adalah ungkapan yang dituliskan pada akhir tafsir surat al-An`am 

halaman 85 yang berbunyi: ―Ini adalah akhir juz awal dari tafsir surat 

al-An`am, ‗afallâhu ‗anhu‖. Sepintas dipahami bahwa penulis 

membagi surat al-An‘am kepada beberapa juz kecil. Alasan kenapa 

dimulai dengan juz awal dari tafsir surat al-An‘am? dan kenapa tidak 

ada penjelasan juz-juz lainnya setelah mengungkapkan hal tersebut. 

Maka untuk menjawab hal ini, tidak ada bukti yang dapat 

menjelaskannya, akan tetapi merujuk kepada manuskrip pertama 

yang disimpan oleh al-Azhar terdapat penjelasan pada catatan kaki 

halaman 108, sebelum menafsirkan surat al-An‘am ayat 100 

ungkapan yang mengatakan: ―Catatakan kaki ini adalah akhir dari juz 

awal dari surat al-An‘am dan dari ayat ke 100 ini dimulai penafsiran 

hingga akhir Al-Qur`an, setelah itu dilanjutkan dari surat al-Fatihah 

sampai surat ini lagi (baca: ayat ke 99 dari surat al-An‘am. Akhir 

penulisan tafsir ini diselesaikan pada hari Jumat tanggal 24 Zulqa‘dah 

741 H. Adapun penulisan seluruh tafsir tersebut berlangsung selama 4 

tahun.‖
12

 Halaman terakhir dari manuskrip ini (al-mabîdhâth)
13

 ini 

merupakan penguat bahwa Inilah makna yang terkandung dari 

manuskrip kedua yang terpencar-terpencar tersebut. 

Berdasarkan pada catatan-catatan dari dua manuskrip di atas, 

dapat disimpulkan: 

(1) Ibnu Katsir memulai penulisan tafsirnya dari surat al-

An‘am ayat 100 sampai akhir Al-Qur`an surat an-Nas. Kemudian 

dilanjutkan lagi ke surat al-Fatihah hingga surat al-An‘am ayat 99. 

Maka akhir dari Tafsîr Al-Qur`ân al-‗Azhîm ini adalah surat al-An‘am 

ayat 99. 

(2) Penulisan tafsir ini diselesaikan pada hari Jumat tanggal 24 

Zulqaidah 741 H. 

(3) Ibnu Katsir menyelesaikan penulisan tafsir ini selama 4 

tahun. 

                                                 
11

 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 18. 
12

 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 19. 
13 Hibatullah Abd al-Fattah. ―Al-Makhthûthâth al-Arabiyah al-Islamiyah ka 

Mashdar litturâts, nasyatu al-Makhthûthâth wa ahammiyatuha wa anwâ‘uha.‖ Jurnal Ilmiyah 

Kulliyat as-Siyahah wa al-Fanadiq , No. 18,  2021, hal. 123. 
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(4) Adapun kemungkinan alasan kenapa Ibnu Katsir memulai 

penulisan tafsir tersebut dari surat al-‗An‘am ayat 100 adalah Ibnu 

Katsir sebenarnya hanya memulai kajian tafsir bersama murid-

muridnya secara lisan dan barangkali ada permintaan untuk 

menuliskan tafsir tersebut setelah berlangsung kajian secara lisan 

hingga surat al-An‘am ayat 99. Maka dimulailah penulisan tafsir dari 

ayat 100 surat al-An‘am dan disempurnakan sampai surat an-Nas. 

Kemudian dilanjutkan ke surat al-Fatihah sampai surat al-An‘am ayat 

99. Maka maksud dari ungkapan juz awal dari tafsirnya tersebut 

adalah juz permulaan dari penulisan tafsir.
14

 

Sebagai sumber referensi utama atau kitab induk dari tafsir 

mukhtasar ‗Umdat at-Tafsî‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, maka akan 

dijelaskan profil  tafsir Ibnu Katsir ini sebagai berikut: 

 

Pertama: Biografi Ibnu Katsir 

 

Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Ismail ibn ‗Umar ibn Katsir 

ibn Dhu` ibn Katsir al-Qurasyiy ad-Dimasyqiy asy-Syafi‘iy. 

Dikuniyahi dengan Abu al-Fida` dan juga Ibnu Katsir.
15

 Beliau 

terkenal dengan beberapa gelar diantaranya ‗Imaduddin. Ibnu Katsir 

juga mendapat julukan al-Imâm al-Hâfizh al-Hujjah al-Muhaddits al 

Muarrikh dan dzû al-Fadhâ`il. 

Ibnu katsir dilahirkan di Basrah pada sebuah kampung 

bernama Mijdal pada tahun 700 H. Ayahnya bernama Syihabbuddin 

Abu Hafs ‗Umar ibn Katsir, seorang khatib dan ulama serta ahli fikih 

pada zamannya yang dilahirkan pada tahun 640 H. Dan tiga tahun 

setelah kelahirannya, ayahnya meninggal dunia. 

Pada tahun 707 H, Ibnu Katsir pindah ke Damaskus. Ibnu 

Katsir memulai pendidikannya bersama kakaknya Abdul Wahhab,
16

 

kemudian beliau belajar dengan ulama-ulama besar pada zamannya. 

Ibnu Katsir memulai dengan menghafal Al-Qur`an dan 

menyelesaikan hafalannya pada usia 11 tahun yaitu tahun 711 H.
17

 

Setelah itu, Ibnu Katsir belajar beberapa qirâ‘ât dan membaca Al-

Qur`an dengan beragam qirâ`at tersebut, sehingga ad-Dawudiy 

                                                 
14

 Ahmad Muhammad Syakir, `Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 20. 
15

 Abu al-Fida` Ismail ibn Katsir, al-Bidâyah wa an-Nihâyah, Beirut: Ihya` at-

Turats, 1417, hal. 326. 
16

Abu al-Fida` Ismail ibn Katsir, al-Bidâyah wa an-Nihâyah, juz ke-18, 1417, hal. 

326. 
17

 Abu al-Fida` Ismail ibn Katsir, al-Bidâyah wa an-Nihâyah, jilid ke-14, ..., hal. 

312. 
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menyematkan gelar al-Qurâ`.
18

 Namun Ibnu Katsir tidak termasuk 

diantara tabaqat al-Qurrâ`, menurut pendapat Imam al-Jazariy. Selain 

qiraat, Ibnu Kastir juga belajar nahw, syair- syair Arab, kitab pemula 

dalam mazhab abi hanifah. 

Ibnu Katsir hidup pada abad ke-8 H pada zaman kekuasaan 

Mamalik al-Bahriyah
19

 di Mesir dan Syam. Zaman tersebut 

merupakan zaman banyaknya kejadian-kejadian besar di dunia Islam 

kala itu. Diantaranya adalah peperangan melawan pasukan Salib yang 

terjadi dari tahun 490 H hingga tahun 960 H. Jatuhnya Baghdad pada 

tahun 656 H.
20

 Serta banyaknya pembunuhan dan penangkapan 

terhadap kaum muslimin dan para pembesar-pembesarnya. Namun 

bersamaan dengan itu, perkembangan pendidikan Islam juga sangat 

maju dengan banyaknya pendirian sekolah-sekolah Islam serta 

berkembangnya kajian-kajian keislaman.
21

 Maka banyaklah 

karangan-karangan ulama yang muncul karena ulama melihat 

fenomena minimnya semangat belajar akibat dari buruknya kondisi 

perpolitikan, berjangkitnya berbagai wabah penyakit yang terjadi di 

dunia Islam sehingga memberi pengaruh terhadap kehidupan sosial.
22

 

Menurut sebagian ulama, diantara penyebab kemajuan 

pendidikan Islam pada masa tersebut adalah: 1) Adanya dukungan 

baik secara moril dan materil terhadap para ulama dari para `‘Umarâ` 

dan raja. 2) Banyaknya jumlah wakaf untuk pembangunan masjid, 

sekolah dan instansi-instansi pemerintah. 3) Kewaspadaan dari tokoh-

tokoh masyarakat Islam karena banyaknya ujian yang menimpa umat 

Islam  dan peristiwa-peristiwa yang dilalui umat Islam 4) Kehadiran 

para cendekiawan muslim dan para ulama yang telah sampai pada 

fase seorang mujtahid dan pembaharu pada abad ini serta pengaruh 

dari kebebasan dalam melakukan penelitian ilmiah dan mulai 

hilangnya fanatik bermazhab yang menyebab jumud dalam berpikir.
23

 

Fase-fase inilah yang mempengaruhi perkembangan 

pengetahuan Ibnu Katsir, semangat dakwah dan ishlah serta  

                                                 
18

 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 22. 
19

 Muhammad az-Zujailiy, Ibn Katsîr ad-Dimasyqiy, Damaskus: Dar al-Qalam, 

1415, hal. 16-17. 
20

 Abu al-Fida` Ismail ibn Katsir, al-Bidâyah wa an-Nihâyah, jilid.16, hal. 164. Dan 

Muhammad Ali Kurdiy, Khutthath asy-Syâm, Beirut: Dar al-‗Ilm li al-Malayin, 1389, hal 

123-124. 
21

 Muhammad az-Zujailiy, Ibn Katsîr ad-Dimasyqiy, ..., hal. 16-17. 
22

 Muhammad az-Zujailiy, Ibn Katsîr ad-Dimasyqiy, ..., hal. 16-17. 
23

 Sulaiman ibn Ibrahim, Manhaj Ibn Katsîr fî at-Tafsîr, Riyad: Dar al-Muslim, 

1420, hal. 15. 



160 

 

 
  

munculnya berbagai karya tulis dalam bidang tafsir, sejarah, fikih dan 

lain sebagainya. 

Ibnu Katsir berguru kepada berbagai ulama diantaranya 

kepada Syekh Burhanuddin Ibrahim Abdurrahman al-Fazzariy (w. 

729 H) terkenal dengan Ibnu al-Farkah, tentang fiqh syafi‘iy. Lalu 

belajar ilmu ushûl fiqh karya Ibnu Hajib kepada syekh Kamaluddin 

ibn al-Qodhiy Syuhbah. Lalu ia berguru kepada; Isa ibn Muth‘im, 

syekh Ahmad ibn Abi Thalib al-Muammariy (w. 730 H), Ibnu 

‗Asakir (w. 723 H), Ibnu Syayrazy, Syaikh Syamsuddin al-Dzahabiy 

(w. 748 H), Syaikh Abu Musa al-Qurafiy, Abu al-Fatah al-Dabusy, 

Syaikh Ishaq ibn al-Amadiy (w. 725 H), Syaikh Muhammad ibn 

Zurad.
24

 

 Ibnu Katsir juga sempat menimba ilmu kepada Syaikh 

Jamaluddin Yusuf ibn Zakiy al-Maziy (w. 742 H), sampai ia 

mendapatkan pendamping hidupnya. Ibnu Katsir menikah dengan 

salah seorang putri Syaikh al-Maziy. Syekh al-Maziy, adalah 

pengarang kitab Tahdzîb al-kamâl dan Athrâf al-Kutub as-Sittah. 

Ibnu Katsir juga berguru Shahîh Muslim kepada Syaikh Najmuddin 

ibn al-Asyqalaniy. Selain guru-guru yang telah dipaparkan di atas, 

masih ada beberapa guru yang mempunyai pengaruh besar terhadap 

Ibnu Katsir; mereka adalah Ibnu Taimiyyah.
25

 Banyak sekali 

pemikiran Ibnu Katsir yang terwarnai oleh Ibnu Taimiyah, baik itu 

dalam berfatwa, cara berpikir juga dalam metode karya-karyanya. 

Hanya sedikit sekali fatwa beliau yang berbeda dengan Ibnu 

Taimiyah. 
26

Sementara murid-murid beliaupun tidak sedikit, 

diantaranya Syihabuddin ibn Hajiy.
27

 

Diantara pengakuan ulama tentang Ibnu Katsir adalah, ―Ibnu 

Katsir merupakan ulama yang sangat menguasasi, fikih, tafsir, hadis, 

dan berbagai ilmu agama lainnya. Ibnu Katsir sangat ahli dalam 

mengumpulkan riwayat-riwayat hadis, mempelajarinya, 

menyampaikannya dan menuliskannya.‖
28

 

Dari ungkapan tersebut dipahami bahwa Ibnu Katsir sangat 

mengetahui shahîh dan dha‘îf hadis serta para rijâl-nya. Guru-guru 

maupun sahabat beliau mengetahui, bahwa ia bukan saja ulama yang 

                                                 
24

 Abu al-Fida` Ismail ibn Katsir, al-Bidâyah wa an-Nihâyah, jilid ke-17, Beirut: 

Ihya` at-Turats, 1417, hal. 40-41 
25

 Abu al-Fida` Ismail ibn Katsir, al-Bidâyah wa an-Nihâyah, ..., hal. 40-41. 
26 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 22. 
27 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 23. 
28

 Yusuf Taghri Badiy, al-Manhal ash-Shâfiy al-Mustaufiy, Mesir: al-Hai`ah al-

Mishriyah li al-Kutub, 1984, jil ke 2, hal. 415 
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kompeten dalam bidang tafsir, tetapi juga hadis dan sejarah. Ibnu 

Katsir wafat pada usia 74 tahun, tepatnya pada hari Kamis, 26 

Sya‘ban 774 H. Ia di kuburkan di pemakaman shufiyah Damaskus, 

disisi makam guru yang sangat dicintai dan dihormatinya yaitu Ibnu 

Taimiyah.
29

  

 

Kedua: Profil Tafsir dan Metodologi Tafsir Ibnu Katsir. 

 

Nama lengkap dari tafsir Ibnu Katsir adalah Tafsîr Al-Qur`ân 

al-‗Azhîm. Namun berdasarkan literatur-literatur yang ada tafsir yang 

ditulis oleh Ibnu Katsir ini belum ada kepastian mengenai judulnya. 

Karena nampaknya Ibnu Katsir tidak pernah menyebut secara khusus 

nama tafsirnya, seperti halnya yang biasa dilakukan oleh penulis-

penulis klasik lainnya yang menulis judul kitabnya pada bagian 

muqaddimah, akan tetapi menurut Muhammad Ali al-Shabuniy (w. 

1442 H) bahwa nama tafsir ini adalah pemberian dari Ibnu Katsir 

sendiri. Oleh karena itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi 

bahwa bisa jadi nama tafsirnya dibuat oleh ulama-ulama setelahnya, 

yang tentunya judul tersebut bisa menggambarkan tentang isi dari 

tafsir itu dan ada kemungkinan juga nama Tafsîr Al-Qur‘ân al-‗Adzîm 

diberikan oleh Ibnu Katsir sendiri.
30

 Terlepas dari kesimpang siuran 

tersebut, karena tidak adanya bukti secara empiric tentang nama tafsir 

ini, dan tidak adanya akses untuk bisa meneliti lebih jauh. Yang 

pastinya tafsir ini ditulis oleh Ibnu Katsir sendiri sebagaimana 

disebutkan sebelumnya. 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya banyak dipengaruhi oleh ulama-

ulama terdahulu dan yang menjadi referensi Ibnu Katsir dalam 

penulisan tafsirnya adalah tafsir Ibnu ‗Ahiyyah (w. 541 H), tafsir 

Ibnu Jarir ath-Thabariy (w. 310H), Ibnu Abi Hatim ar-Raziy (w.327 

H), dan beberapa ulama terdahulu lainnya. Secara umum tentunya 

pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah selaku 

gurunya. 
31

 

Adapun metodologi tafsir Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagai 

berikut
32
: 

Pertama, menafsirkan Al-Qur`an dengan Al-Qur`an.  Ibnu 

Katsir menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lain, karena dalam 

                                                 
29 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 27. 
30

 Muhammad Ali ash-Shabbuniy, Mukhtashar Tafsîr Ibn Katsîr, Beirut: Dar Al-

Qur`an al-Karim, 1981, jilid 1, hal. 7. 
31 Muhammad Husein adz-Dzahabiy, at-Tafsîr wa al-Mufasirûn, jilid 1, ..., hal. 245. 
32 Muhammad Husein adz-Dzahabiy, at-Tafsîr wa al-Mufasirûn, jilid 1, ..., hal. 

244-245. 
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satu ayat di ungkapkan dengan abstrak (muthlaq) maka pada ayat 

yang lain akan ada pengikatnya (muqayyad) atau ada suatu ayat 

bertemakan umum (‗âm) maka pada ayat yang lain di khususkan 

(khâsh). Ibnu Katsir menjadikan rujukan ini berdasarkan sebuah 

ungkapan, ―bahwa cara yang paling baik dalam penafsiran, adalah 

menafsirkan ayat dengan ayat yang lain‖.  

Kedua, menafsirkan Al-Qur`an dengan as-Sunnah (hadis). 

Ibnu Katsir menjadikan as-Sunnah sebagai referensi kedua dalam 

penafsirannya. Bahkan dalam hal ini, Ibnu Katsir tidak tanggung-

tanggung untuk menafsirkan suatu ayat dengan berpuluh-puluh hadis 

bahkan mencapai 50 hadis seperti ketika menafsirkan surat al-Isra`. 

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat Al-Qur`an dengan hadis, Ibnu 

Katsir menyebutkan sanad-sanad hadisnya secara sempurna bahkan 

men-jarâh dan men-ta‘dîl sanad-sanad tersebut. 

Ketiga, menafsirkan Al-Qur`an dengan perkataan sahabat. 

Ibnu Katsir mengatakan: ―Jika anda tidak mendapati tafsir dari suatu 

ayat dari Al-Qur`an dan as-Sunnah, maka jadikanlah para sahabat 

sebagai rujukannya, karena para sahabat adalah orang yang adil dan 

mereka sangat mengetahui kondisi serta keadaan turunnya wahyu.‖ Ia 

menjadikan konsep ini berdasarkan beberapa riwayat, diantaranya   

berprinsip kepada perkataan Ibnu Mas‘ud: ―Demi Allah tidak suatu 

ayat itu turun kecuali aku tahu bagi siapa ayat itu turun dan di mana 

turunnya. Jika ada seseorang yang lebih mengetahui dariku mengenai 

kitab Allah, pastilah aku akan mendatanginya.‖. Juga riwayat yang 

lain mengenai didoakannya Ibnu ‗Abbas oleh Rasulullah SAW, ―ya 

Allah pahamkanlah Ibnu ‗Abbas dalam agama serta ajarkanlah ta`wil 

kepadanya.‖ Dan sabda Rasulullah SAW kepada sahabatnya: 

―Ambillah Al-Qur`an itu dari empat orang. Yaitu dari Abdullah ibn 

Mas'ud, Salim, Mu'adz ibn Jabal dan Ubay ibn Ka'ab.‖ (HR. Al-

Bukhariy, Muslim, Tirmidziy, Ahmad). 

Keempat, menafsirkan Al-Qur`an dengan perkataan tabi‘in. 

Cara ini adalah cara yang paling akhir dalam cara menafsirkan Al-

Qur`an dalam metode bi al-ma`tsûr. Ibnu Katsir merujuk kepada 

metode-metode ini, karena banyak para ulama tafsir yang 

melakukannya, artinya, banyak ulama tabi‘in yg dijadikan rujukan 

dalam tafsir. Seperti perkataan Ibnu Ishaq yang telah menukil dari 

Mujahid, bahwa beliau memperlihatkan mushaf beberapa kali kepada 

Ibnu ‗Abbas, dan ia menyetujuinya. Sufyan ats-Tsauriy berkata, ―jika 

Mujahid menafsirkan ayat cukuplah ia bagimu‖. Selain Mujahid, di 

antara ulama tabi‘in adalah Sa‘id ibn Jabir, Ikrimah, Atha` ibn Rabah, 

Hasan al-Bashriy, Masruq ibn al-Ajdiy, Sa‘id ibn Musayyab, Abu al-

‗Aliyah, Rabi‘ ibn Anas, Qatadah, adh-Dahhak ibn Muzahim-

radhiyallahu ‗anhum. 
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Ketiga: Sikap Ibnu Katsir Terhadap Riwayat Israiliyat.
33

 

 

Sikap Ibnu Katsir terhadap israiliyat sama dengan sikap 

gurunya Ibnu Taimiyyah, akan tetapi Ibnu Katsir lebih tegas sikapnya 

dalam menghadapi masalah ini. Sebagaimana ulama yang lain, Ibnu 

Katsir mengklasifikasikan israiliyat ke dalam tiga jenis. Pertama, 

riwayat yang shahîh dan kita harus meyakininya. Menurutnya, 

riwayat israiliyat tersebut ada yang sesuai dengan apa yang di ajarkan 

oleh syari‘at Islam. Kedua, riwayat yang bersebrangan dengan Islam, 

berarti kewajiban untuk ditolak, karena riwayat ini adalah riwayat 

dusta. Ketiga, riwayat yang tawaquf ditangguhkan. Hal ini menuntut 

sikap untuk tidak meyakini 100 % dan menolak 100%. Sebagaimana 

dijelaskan dalam hadis, ―kabarkanlah oleh kamu tentang bani Israil 

karena hal itu tidak mengapa bagi kamu.‖ Hadis lain, ―janganlah 

kamu sekalian membenarkan mereka, juga jangan mendustakan 

mereka‖. Untuk point pertama dan kedua Ibnu Katsir sepakat dengan 

ulama yang lain tapi untuk point ketiga Ibnu Katsir kurang sepakat 

dalam tatanan realitanya. Hal ini bisa dicermati, ketika beliau banyak 

mengedepankan tentang larangan periwayatan israiliyat yang Ia 

suguhkan dalam metode tafsirnya. Begitu pula, Ia banyak 

melontarkan kritik terhadap riwayat israiliyat, karena riwayat ini 

kurang mempunyai faidah baik itu dalam permasalah keduniaan 

maupun problematika keagamaan. Berbagai trik ia gunakan dalam 

menghadapi riwayat ini. Seperti, tidak menyebutkan riwayat ini atau, 

kalaupun ia ungkapkan ia sandarkan kepada orang yang 

mengatakannya. Lalu ia diskusikan dan menjelaskan kelemahan serta 

sisi kekurangan riwayat ini. 

 

Keempat: Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Nasakh. 

 

Ibnu Katsir dalam hal nasakh termasuk yang berpendapat 

bahwa nasakh dalam Al-Qur`an itu ada. Ibnu Katsir menukilkan 

beragam pendapat ulama dari sahabat dan tabi‘in tentang hal ini. 

Bahkan juga menukilkan pendapat ulama ushul yang menyatakan 

nasakh adalah menghilangkan suatu hukum atau ketentuan yang 

terdahulu dengan hukum yang terdapat dalam ayat yang muncul 

kemudian. Adanya penghapusan ini merupakan kehendak Allah 

sesuai kebutuhan demi kemaslahatan, sebagaimana Al-Qur`an banyak 

me-nasakh ajaran-ajaran sebelumnya. Contohnya adalah 

                                                 
33 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 

hal. 14-16. 
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penghapusan hukum pernikahan antara saudara kandung sebagaimana 

yang dilakukan oleh putra-putri Nabi Adam AS; penghapusan 

penyembelihan Ibrahim atas putranya, Ismail; dan sebagainya. 
34

 

 

Kelima: Tentang Ayat Muhkam dan Mutasyâbih. 

 

Tentang muhkam dan mutasyâbih secara ringkas dapat 

dikatakan bahwa dalam hal ini berpendapat bahwa ayat-ayat Al-

Qur`an yang muhkam adalah ayat-ayat yang penjelasannya jelas dan 

tidak ada keraguan bagi manusia. Sedangkan pada ayat-ayat yang 

mutasyâbihât ada kemungkinan maknanya seperti muhkam atau bisa 

dibawakan ke lafaz lain dan tarkib lain tanpa merubah maksud atau 

dan mentakwilnya. Allah hendak menguji hamba-hambanya melalui 

ayat-ayat ini sebagaimana dalam perkara halal dan haram; apakah 

dengannya akan berpaling kepada yang batil, dan berpaling dari 

kebenaran (yang haq).
35

 

 

Keenam: Tentang Ayat-Ayat Tasybîh. 

 

Dalam menafsirkan ayat-ayat tasybîh, Ibnu Katsir mengikuti 

pendapat ulama salaf as-shalih, yang berpendapat tidak adanya 

penyerupaan (tasybîh) perbuatan Allah dengan hamba-hamba-Nya. Ia 

memilih ―membiarkan‖ atau tidak mengartikan lafadz-lafadz tasybîh 

dalam Al-Qur`an, seperti kursiy, ‗arsiy, dan istiwâ`. Di sini terlihat 

dominasi riwayat atau hadis sangatlah kuat mempengaruhi 

penafsirannya, ia tidak menakwilnya sama sekali. Cara Ibnu Katsir 

dalam menafsirkan ayat-ayat semacam ini adalah dengan mengutip 

pendapat sejumlah ulama. Ia juga mengutip hadis-hadis dan 

menjelaskan maksud ayat tasybih  tanpa takyîf, tanpa tahrîf, tanpa 

tasybîh, tanpa ta‘thîl, dan tanpa tamtsîl.
36

 

Ketujuh: Tentang Ayat-Ayat yang Dipahami Secara Berbeda-Beda 

Pada Banyak Ayat. 

 Ayat-ayat yang menyangkut pembahasan hukum atau fikih, 

perbedaan penafsiran dapat saja bahkan seringkali terjadi. Namun, 

disini ingin ditegaskan kembali bahwa kontroversi dan terkadang 

kontradiksi penafsiran di kalangan para ulama biasanya 

                                                 
34 Abu al-Fida` Ismail ibn Katsir, Tafsîr Al-Qur`an al-‗Azhîm, jilid ke- 1, ..., hal. 

377. 
35 Abu al-Fida` Ismail ibn Katsir, Tafsîr Al-Qur`an al-‗Azhîm, jilid ke- 2, ..., hal. 6-

11. 
36 Abu al-Fida` Ismail ibn Katsir, Tafsîr Al-Qur`an al-‗Azhîm, jilid ke- 5, ..., hal. 

273. 
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dideskripsikan, didiskusikan, dan dianalisis secara rinci oleh Ibnu 

Katsir.  

Kedelapan: Keistimewaan Tafsir Ibnu Katsir. 

Keistimewaan tafsir Ibnu Katsir ini bisa kita jabarkan ke 

dalam beberapa point:  

1) Nilai kandungan tafsir tersebut tidak hanya tafsir atsariy saja 

yang menghimpun riwayat serta khabar. Tetapi beliau juga 

menghimpun referensi yang lain. 

2) Menghimpun ayat-ayat yang serupa dengan menjelaskan 

rahasia setiap ayat yang dalam dengan keserasiannya, keselarasan 

lafazh-nya, kesimetrisan uslûb-nya serta keagungan maknanya. 

3) Menghimpun hadis dan khabar baik itu perkataan sahabat dan 

tabi‘in. Dengan menjelaskan derajat hadis atau riwayat tersebut dari 

shahîh dan dha‘îf, dengan mengemukakan sanad serta mata rantai 

rawidan matannya atas dasar ilmu jarh wa ta‘dîl. Pada kebiasaannya 

dia rajihkan aqwal yang shahîh dan men-dha‘îf-kan riwayat yang 

lain. 

4) Keterkaitan tafsir ini dengan pengarangnya yang mempunyai 

kapabilitas mumpuni dalam bidangnya. Ibnu Katsir ahli tafsir, tapi 

diakui juga sebagai muhaddits, sehingga dia sangat mengetahui sanad 

suatu hadis. Oleh karenanya, ia menyelaraskan suatu riwayat dengan 

naql yang shahîh dan akal sehat. Serta menolak riwayat yang munkar 

dan riwayat yang dusta, yang tidak bisa dijadikan hujjah baik itu di 

dunia ataupun di akhirat kelak. 

5) Jika ada riwayat israiliyat Ia mendiskusikannya serta 

menjelaskan kepalsuannya, juga menyangkal kebohongannya dengan 

menggunakan konsep jarh wa ta‘dîl. 

6) Mengekspresikan manhaj as-salafu ash-shalîh dalam metode 

dan cara pandang, sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur`an dan 

As-Sunnah. 

7) Tafsir Ibnu Katsir menggunakan bahasa yang sangat mudah 

dipahami. 

Kelebihan internal ini menjadikan tafsir Ibnu Katsir cukup 

banyak diminati oleh para thalabul ‗ilmiy. Ditemukan banyaknya 

bermunculan mukhtashar terhadap tafsir Ibnu Katsir. Bersumber dari 

berbagai referensi disebutkan setidaknya setidaknya terbit 15 karya 

dari mukhtashar Ibnu Katsir. Diantara mukhatshar tafsir Ibnu Katsir 

yang bisa dilacak adalah tafsir ‗Umdat at-Tafsîr karya Ahmad Syakir 

(w. 1309 H), al-Yasîr fî Ikhtishâr Tafsîr Ibnu Katsîr karya Shalah 

Muhammad Arafat dan Muhammad Abdullah asy-Syanqithiy, tafsir 

al-‗Aliyyi al-Qadîr karya Muhammad Nusaib Ar-Rifa‘iy, ad-Durru 

an-Natsîr, al-Mishbâh al-Munîr fî Tahzîb Tafsîr Ibn Katsîr karya 

Shafiyyu ar-Rahman al-Mubarak al-Fauriy, tafsir al-Qais al-Munîr 
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Mukhtashar Tafsîr Ibn Katsîr karya Muhammad Sulaiman al-Asyqar, 

Mukhtashar Tafsîr Ibn Katsir karya Muhamaad Ali Ash-Shabuniy (w. 

1442 H) dan karya lainnya. Maraknya  kemunculan mukhtashar 

terhadap tafsir Ibn Katsir  ini menjadi bahan analisa baru untuk dilihat 

dimana sisi perbedaan tafsir tersebut. Pada penelitian ini, dibahasa 

salah satu mukhtashar tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Ahmad 

Syakir. 

Ahmad Muhammad Syakir mengakui keunggulan Tafsir Ibnu 

Katsir dibandingkan kitab-kitab tafsir lainnya. Ia menulis pada 

pendahuluan buku ini, ―Keistimewaan Tafsir Ibnu Katsir, yaitu 

sebuah keunggulan tersendiri yang membedakan dari semua tafsir 

sebagaimana yang kami lihat, berupa penafsiran Al-Qur`an dengan 

Al-Qur`an, dan menghimpun ayat-ayat lain yang menunjukkan 

makna dari ayat yang dimaksud sebagai penjelas, penguat, dan 

penopang. Menafsirkan Al-Qur`an dan as-sunnah yang merupakan 

penjelas kitâbullâh, kemudian menyertakan pendapat para salaf 

dalam menafsirkan ayat-ayat. Ibnu Katsir juga menyertakan hadis-

hadis yang disertai sanad-sanad serta sumber-sumber pengutipannya. 

Meskipun terdapat hadis-hadis yang lemah dalam sanadnya, namun 

Ibn Katsir berupaya menyertakan hadis-hadis yang shahîh. Tafsir ini 

merupakan guru oleh para ahli hadis bagaimana cara mengkritik 

sanad dan matan hadis serta cara membedakan antara hadis yang 

shahîh dan hadis-hadis yang tidak shahîh. Sehingga kitab tafsir ini 

bagiku merupakan pelajaran yang sangat agung dan memberikan 

manfaat yang sangat banyak.‖
37

 

Disisi lain, tafsir Ibnu Katsir juga memiliki kekurangan dalam 

hal terlalu fokus dalam mengkaji silsilah sanad dan perawi riwayat-

riwayat yang dinukilkannya sehingga keluar dari urgensi tafsir 

tersebut. Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam latar belakang 

Disertasi ini. 

 

b) Kitab-Kitab Hadis 

Referensi yang digunakan Ahmad Syakir dalam meringkas 

tafsir ini adalah kitab-kitab hadis atau sunnah untuk mengetahui 

sumber-sumber riwayat atau hadis-hadis yang dinukilkan Ibnu Katsir 

dalam tafsirnya. Penjelasan tambahan serta hal-hal yang perlu 

dikomentari terkait hadis-hadis tersebut dituliskan Ahmad Syakir 

pada catatan kaki. Diantara kitab-kitab sunnah yang paling banyak 

menjadi sumber penafsiran bagi Ahmad Syakir adalah: Jâmi‘ shahîh  

                                                 
37

 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid.1, ..., 

hal. 9. 
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al-Bukhâriy, Shahîh Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibn 

Mâjah, Sunan at-Tirmidziy, Sunan an-Nasâ‘iy, Mustadrak al-Hâkim, 

Mu‘jam al-Kabîr karya ath-Thabraniy, al-Muwaththa` karya Imam 

Malik dan Sunan ad-Dârimiy.     

       

c) Kitab-Kitab Pendukung 

Adapun rujukan lainnya dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir, 

Ahmad Syakir menggunakan referensi dari beberapa kitab, 

diantaranya, tafsir ath-Thabariy, Majma‘ az-Zawâid karya al-

Haitsamy, ad-Durru al-Mantsûr karya Imam as-Sayuthiy, al-Asmâ` 

wa shifât karya al-Baihaqiy, at-Târikh al-Kabîr karya Imam al-

Bukhariy, Targhîb wa at-Tarhîb. Inilah diantara sumber-sumber 

rujukan yang digunakan Ahmad Syakir dalam meringkas tafsir Ibnu 

Katsir. 

Berbeda dengan sumber penafsiran al-Mukhtashar fî Tafsîr 

Al-Qur`ân al-Karîm, sumber tafsir ini adalah ar-ra`yi dengan tiga 

alasan berikut: 

Pertama, dari sisi metode penafsiran, tafsir ini tidak 

menukilkan riwayat-riwayat secara langsung dalam menjelaskan 

makna ayat, baik penukilan dari Nabi SAW, pendapat sahabat atau 

dari atsar  tabi‘in. Sebagaimana lazimnya, tafsir bi ar-riwâyah 

menukilkan riwayat-riwayat dalam menafsirkan ayat. Tafsir ini tidak 

menginduk pada tafsir asli yang diringkas sebagaimana halnya tafsir 

‗Umdat at-Tafsîr ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr. 

Kedua, pengelompokan kategori tafsir hingga dapat 

dinyatakan sebagai kategori tafsir manqûl atau tafsir ma‘qûl, tidak 

dapat dibatasi secara pasti (nisbiy), karena pembatasan kategori ini 

berbeda di setiap zamannya.  Pada masa sahabat, setiap tafsir yang 

diriwayatkan dari nabi SAW, pada masa itu masuk kategori tafsir 

manqûl. Pada masa tabi‘in, kategori tafsir manqûl adalah apabila 

bersumber pada riwayat dari sahabat Nabi SAW. Kesimpulannya, 

kategori ini semakin menyempit dengan perkembangan zaman dan 

semakin meluas dengan keterbelakangan zaman.
38

 Bahkan dapat 

dikatakan bahwa kategori tafsir bi al-ma‘tsûr  pada zaman sekarang 

adalah yang menginduk kepada tafsir bi al-ma‘tsûr yang sudah ditulis 
oleh para ulama terdahulu. 

Al-Mukhtashar fi Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm dalam realitanya 

tidak terlepas dari referensi utamanya yang merujuk kepada tafsir 

terdahulu. Tafsir ini menjadikan tafsir ath-Thabariy sebagai rujukan 

                                                 
38

 Musaid Sulaiman Nashir ath-Thayyar, Syarh Muqaddimah fî  Ushûl at-Tafsîr li 

Ibn Taimiyah, Saudi Arabia: Dar Ibn Jauziy, 1428, hal. 24-25. 
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dalam perbedaan pendapat pada kalangan ahli tafsir karena penulis 

menilai, tafsir ath-Thabariy menggunakan manhaj yang selamat dari 

penyimpangan dan berpegang teguh kepada riwayat-riwayat dari 

Nabi, shahabat dan tabi‘in. Tafsir ath-Thabariy adalah tafsir tertua 

dari penafsiran yang berkembang saat itu dan lebih dekat kepada 

pemahaman para sahabat dan tabi‘in.
39

 

Menurut Mahmud Hamdi as-Sayyid dalam penelitiannya yang 

berjudul ―Hal Ya‘uddu Tafsîr ath-Thabariy Tafsîran bi al-Ma‘tsûr?‖ 

menyatakan bahwa tafsir ath-Thabariy tidak sepenuhnya krtiteria 

tafsir bi al-ma‘tsûr karena banyak didapati pendapat-pendapat Imam 

ath-Thabariy dalam menjelaskan dan men-tarjîh perbedaan pendapat 

ulama dalam menafsirkan ayat, kemudian dalam menjelaskan i‘râb, 

qirâ`ât, sisi isthinbâth hukum.   Ungkapan ini diperkuat dengan 

pendapat para ulama ahli tafsir seperti az-Zarqaniy, az-Zahabiy, 

Musaid Sulaiman ath-Thayyar serta fakta penafsiran dalam tafsir ath-

Thabariy itu sendiri.
40

 Sebagaimana ungkapan az-Zarqaniy setelah 

menyebutkan beragam kitab tafsir bi al-ma`tsûr  dan diantaranya 

adalah tafsir ath-Thabariy: ―Tafsir-tafsir para ulama tersebut 

merupakan tafsir-tafsir yang bersanadkan kepada para sahabat, 

tabi‘in dan tabi‘ tabi‘in kecuali tafsir ath-Thabariy karena 

menyertakan pendapat-pendapat dan menyebutkan tarjîh pendapat 

serta menyebutkan i‘rab dan isthinbâth.‖
41

 

Adz-Dzahabiy juga mengungkapkan: ―Tafsir Ibnu Jarir ath-

Thabariy diakui sebagai tafsir yang lurus dan masyhur sebagaimana 

merupakan sumber utama para mufasir yang cendrung pada tafsir bi 

an-naqliy, namun pada satu waktu tafsir ini juga merupakan sumber 

dari tafsir bi al-‗aqliy karena dalam tafsir ada isthinbâth, pendapat-

pendapat ulama tafsir, tarjîh diantara pendapat-pendapat tersebut dan 

tarjîh yang berpegang kepada logika dan komentar-komentar yang 

cermat.‖
42

 

Ketiga, tafsir ini menggunakan qawâ‘id tarjîh. Bersumberkan 

pada pendapat penulis yang dianggap râjih dari beragam penafsiran 

salaf dalam memaknai ayat dan penjelasan ringkas tersebut sesuai 

dengan pemahaman salaf. 

                                                 
39 Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy, et.al., al-Mukhtashar fî 

Tafsîr al-Qur`ân al-Karîm, Saudi Arabia: Markaz li ad-Dirasat Al-Qur`aniyah, 1437, hal. 8. 
40

 Mahmud Hamdi as-Sayyid, ―Hal Ya‘uddu Tafsîr ath-Thabariy Tafsîran bi al-

Ma‘tsûr?‖, dalam  https://tafsir.net/article/5300/, Tafsir Center for Quranic Studies. Diakses 

5 Agustus 2022. 
41 Muhammad Abd al-‗Azhim az-Zarqaniy, Manâhil al-Irfân fî Ulûm Al-Qur`ân, 

jilid 2,...,  hal. 28. 
42 Muhammad Husein adz-Dzahabiy, at-Tafsîr wa al Mufasirûn, jilid 1,..., hal. 149. 
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Melihat bahwa  al-Mukhtashar fi Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm 

lebih menekankan sumber penafsirannya pada kekuatan makna dan 

ijtihâd mufasir dan tidak menukilkan riwayat-riwayat dalam 

menafsirkan setiap ayat, maka peneliti menyimpulkan bahwa sumber 

tafsir ini adalah tafsir bi ar-ra`yi. Meskipun tafsir ini tidak 

menukilkan riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW, dari shahabat 

maupun tabi‘in akan tetapi ijtihâd yang digunakan oleh mufasir masih 

dalam batas penafsiran tafsir   yang terpuji.  

Para ahli tafsir membedakan tafsir bi ar-ra‘yi kedalam 2 

macam yaitu: tafsir bi ar-ra‘yi yang terpuji (at-tafsîr al-mahmûd) dan 

tafsir bi ar-ra‘yi yang tercela (at-tafsîr al-madzmûm). Adapun 

kategori tafsir bi ar-ra‘yi yang terpuji yaitu tafsir yang memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: (1) Sesuai dengan tujuan Syâri‘ Allah SWT, (2) 

Jauh atau terhindar dari kesesatan. (3) Dibangun atas dasar kaidah-

kaidah kebahasaan (bahasa Arab) yang tepat dengan mempraktekkan 

gaya bahasa (uslûb-nya) dalam memahami nash-nash Al-Qur`an. (4) 

Tidak mengabaikan kaidah-kaidah penafsiran yang sangat penting 

seperti memperhatikan asbâb an-nuzûl, ilmu munâsabah dan lain-lain 

saran yang dibutuhkan oleh mufasir.  

Tafsir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm ini, jika 

diteliti dengan poin-poin tersebut, termasuk pada kategori tafsir bi ar-

ra`yi al-mahmûd.  

Pertama: Dianalisa dari sisi tujuan penafsiran yang harus 

sesuai dengan tujuan Syâri‘. Diantara tujuan Allah SWT menetapkan 

syari‘at adalah untuk kemaslahatan manusia, maka tafsir al-

Mukhtashar dalam kandungan tafsirnya harus bertujuan sama dengan 

tujuan Al-Qur`an itu yaitu mewujudkan mashlahah kepada manusia 

untuk kehidupan mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu 

‗Asyur bahwa maksud umum dari pensyari‘atan adalah menjaga 

kemaslahatan (mashlahah) umat.  

Mashlahah  sebagai subtansi dari maqâshid terbagi menjadi 

dua; mashlahah  yang sifatnya umum dan mashlahah  yang sifatnya 

khusus. Kemaslahatan bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam 

kehidupan manusia dibagi menjadi tiga tingkatan; dharûriyyat, yaitu 

kemaslahatan yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat 

bergantung padanya. Menurut al-Ghazaliy, Ibnu al-Hajib, al-Qarafiy 

dan asy-syathiby, mashlahah yang sifatnya dharûriy mencangkup; 

menjaga agama (hifz ad-dîn), jiwa (an-Nufûs), akal (al-‗uqûl), harta 

(al-amwâl), dan keturunan (al-ansâb). Al-Qarafiy menambahkan 

dengan menjaga kehormatan (hifz al-a‘rad).
43
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 Muhammad ath-Thahir ibn ‗Asyur, Maqâshid asy-Syarî‘ah al-Islâmiyah, Tunisia: 
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Untuk membuktikan penafsiran ini sesuai dengan tujuan 

syari‘at akan dianalisa dari penafsiran yang disampaikan terkait ayat-

ayat yang berkaitan dengan maqâshid asy-syarî‘ah tersebut. Misalnya 

firman Allah  dalam QS. Al-Baqarah/2:110 tentang perintah menjaga 

agama, QS. Al-Isra/17:33 tentang keharusan menjaga jiwa, QS. An-

Nisa` ayat 2 tentang menjaga harta, QS. Al-Isra/17: 33 tentang 

kewajiban menjaga keturunan, QS. Al-Maidah/5:90 tentang 

kewajiban menjaga akal. 

Firman Allah SWT tentang kewajiban menjaga agama dalam 

QS. Al-Baqarah/2: 110 misalnya:  . 

ْٓ أ ٍُ قيِ
َ
ةَٓٱٓوَأ َٰٔ يَ أْٓٓلطَّ ُۚٓٱوَءَاحُ ةَ َٰٔ نَ ُفُٓٓلزَّ

َ
ْٓلِۡ أ مُ آتُلَدِّ ٌَ ٓتََِدُوهُٓغِِدَٓوَ ٓخَيۡرٖ َۡ ِ ٌّ َِۗٓٱصِلًُٓ ٓٓللَّّ إنَِّ

َٓٱ ئُنَٓةطَِيرٞٓٓللَّّ ٍَ آتَػۡ ٍَ ِ   ١١٠ة
Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja 

yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala 

nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa 

yang kamu kerjakan (al-Baqarah/2: 110) 

Tafsir ayat ini dalam al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-

Karîm  sebagai berikut: 

أدٌكا الصلاة تامة بأركانها ككاجباتها كسننها، كأخرجوا زكاة أموالكم إلى مستحقيها، 
حياتكم، فتقدموه قبل ت٦اتكم ذخرنا لأنفسكم؛  كمهما تعملوا من عمل صالح في

تٕدكا ثوابو عند ربكم يوـ القيامة، فيجازيكم بو، إف الله تٔا تعملوف بصتَ فيجازم  
 ْْ.كلاَّ بعملو

Dirikanlah shalat secara sempurna dengan melengkapi rukun wajib 

dan sunnah-sunnahnya. Keluarkanlah zakat harta untuk orang-orang 

yang berhak menerimanya. Menjelaskan bahwa amal saleh apapun 

yang dikerjakan ketika hidup yang dilakukan sebelum kematian 
merupakan tabungan untuk yang mengamalkannya, niscaya segala 

amal sholeh yang dilakukan oleh pelakuknya tersebut akan 

mendapatkan ganjarannya di sisi Allah pada hari kiamat. Allah akan 

memberikan balasan yang setimpal dengan amalan itu. Pada penutup 

ayat Allah menjelaskan sifat-Nya Maha Mengetahui apa yang 

dikerjakan oleh manusia, serta penjelasan bahwa Allah akan 

membalas setiap orang dengan balasan yang setimpal sesuai amal 

perbuatannya. 

                                                 
44
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Dalam penjelasan tafsir ini sangat jelas adanya perintah untuk 

menjaga agama dengan adanya perintah untuk melaksanakan shalat 

dan menunaikan zakat yang disampaikan dengan ringkas. Dua hal ini 

adalah urusan yang sangat penting dalam agama. Menurut Imam al-

Syatibiy dalam kitabnya al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî‘ah, 

bahwasanya cara untuk menjaga agama dapat ditempuh dengan dua 

cara; pertama, dari segi adanya (min jânib al-wujûd) yaitu dengan 

cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan 

keberadaannya, seperti iman, dua kalimat syahadat, shalat dan zakat 

dan haji. Kedua, dari segi tidak adanya (min nâhiyati al- ‗adam) yaitu 

dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. 

Maksudnya adalah menjaga agama yang didasarkan pada larangan 

dan peringatan yang dibuat oleh Allah SWT. Seperti adanya Jihad 

dan hukuman mati bagi orang yang murtad, kemudian menjauhi 

perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT.
45

 

Selanjutnya firman Allah yang membahas tentang kewajiban 

menjaga jiwa sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Isra/17:33 

misalnya: 

ْٓٓوَلََّٓ أ ٓٓىَّتِٓٱٓلَّۡفۡسَٓٱتَلۡخُيُ مَ ُٓٱخَرَّ ِٓٓللَّّ ٓة ٓ ٱإلََِّّ لِِِِّّٓٓلَۡۡقِّ َٔ ِ ٓل َِا ٓجَػَيۡ ٓفَلَدۡ ا اٌ ظۡئُ ٌَ ٓ ٓكُخوَِ َ ٌَ ٓۦوَ
ٓ آفَلَٗٓيسُۡۡفِٓفِِّ اِ ُّٓٓىۡلَخۡوِٓ ٱشُيۡطََٰ آٓۥإَُِّ ِطُٔرا ٌَ   ٢٭كََنَٓ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan 

barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah 

memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli 

waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia 

adalah orang yang mendapat pertolongan (al-Isra`/ 16: 33) 

Tafsiran dari ayat ini dalam al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân 

al-Karîm sebagai berikut: 

كلا تقتلوا النفس التي عصم الله دمها بإيماف أك بأماف إلا إف استحقت القتل بردًَّة، أك 
بزنِّ بعد إحصاف، أك بقصاص، كمن قيتًل مظلومنا دكف سبب يبيح قتلو فقد جعلنا 

فلو أف يطالب بقتلو قصاصنا، كلو العفو  ت١ن يلي أمره من كرثتو تسلطنا على قاتلو،
دكف مقابل، كلو العفو كأخذ الدية، فلا يتجاكز اتٟد الذم أباحو الله لو بالتمثيل 

ا ميعىاننا  ْٔ.بالقاتل، أك بقتلو بغتَ ما قتل بو، أك بقتل غتَ القاتل، إنو كاف ميؤىيَّدن
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Janganlah kalian membunuh orang yang diharamkan jiwanya oleh 

Allah, baik karena keimanannya atau adanya perjanjian damai 

dengannya, kecuali jika ia memang berhak dibunuh karena murtad, 

berzina setelah menikah, atau karena qishah. Selanjutnya dijelaskan 

bahwa barangsiapa yang dibunuh secara zalim tanpa ada alasan 

yang membolehkan pembunuhannya, maka Allah memberikan kuasa 

pada wali dari kalangan ahli warisnya atas pembunuhnya, ia boleh 

menuntut untuk qishah terhadap si pembunuh tersebut, memberinya 

maaf tanpa ada tebusan apapun, atau memberinya maaf dengan 

mensyaratkan tebusan diyat. Larangan tidak boleh melampaui 

batasan yang dibolehkan oleh Allah seperti memutilasi tubuh 

pembunuh, membunuhnya dengan cara yang tidak benar, atau 

membunuh orang yang bukan pembunuhnya, karena sesungguhnya 

sang wali tersebut adalah orang yang mendapat dukungan dan 

pertolongan. 

Dalam penafsiran di atas sangat jelas perintah untuk menjaga 

jiwa manusia yang merupakan bagian dari maqâshid dari syari‘at itu 

sendiri. 

Selanjutnya firman Allah SWT tentang perintah menjaga 

harta, sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa`/4:2 misalnya: 

ْٓوَءَٓ أ ٓٓلَِۡتََٰمََٰٓٓٱٓاحُ ْ أ ُ ل ٓحتََتَدَّ ٓوَلََّ ۡۖ ًۡ ُٓ َ َٰل وَ ٌۡ َ
ِٓٓلَۡۡتيِدَٓٱأ يّبِِٓ ٱة ٓٓىطَّ ٓإلَََِٰٓ ًۡ ُٓ َ َٰل وَ ٌۡ َ

ٓأ ْ ٔٓا كُيُ
ۡ
ٓحأَ وَلََّ

ُّٓ ُۚٓإَُِّ ًۡ َٰىلُِ وَ ٌۡ َ
آٓۥأ آنَتيِرا   ٢كََنَٓخُٔبا

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta 

mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan 

jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya 

tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang 

besar (an-Nisa`/ 4: 2) 

Tafsiran dari ayat ini dalam al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`ân al-Karîm sebagai berikut: 

اليتامى )كىم: من فقدكا آباءىم كلم يبلغوا اتٟيلم( أموات٢م   -أيها الأكصياء  -كأعطوا 
كاملة إذا بلغوا ككانوا راشدين، كلا تتبدَّلوا اتٟراـ باتٟلاؿ؛ بأف تأخذكا اتٞيّْد النفيس 

تأخذكا أمواؿ من أمواؿ اليتامى، كتدفعوا بدلو الردمء ات٠سيس من أموالكم، كلا 
 ْٕاليتامى مضمومة إلى أموالكم، إف ذلك كاف ذنبنا عظيمنا عند الله.

                                                                                                                              
 
47

Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy, et.al, al-Mukhtashar fî Tafsîr 

Al-Qur`ân al-Karîm, ..., hal. 77. 



173 

 

 
 

Wahai orang-orang yang menerima wasiat, serahkanlah harta anak-

anak yatim (yaitu anak yang kehilangan ayahnya dan belum balig) 

secara lengkap apabila mereka telah balig dan dewasa. Dan 

larangan mengganti yang halal dengan yang haram. Yaitu 

mengambil yang baik dan berharga dari harta anak-anak yatim 

tersebut dan menggantinya dengan yang jelek lagi murah dari harta 

kalian. Selanjutnya menjelaskan larangan mengambil harta anak-

anak yatim lalu digabungkan dengan harta kalian. Sesungguhnya hal 

itu adalah dosa besar di sisi Allah. 

Dalam tafsir ini juga sangat jelas perintah untuk menjaga harta 

yang menjadi hak sesuai dengan perintah agama. 

Selanjutnya, Firman Allah SWT tentang kewajiban menjaga 

keturunan atau nasab. Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan, 

ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara dipandang sah 

untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang 

bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat 

terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun 

kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak hak 

perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak 

perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, 

bahkan konsep ke-mahram-an atau kemuhriman dalam Islam akibat 

hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan 

perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan mendekati zina, 

karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah. 

Sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Isra/17:32 misalnya: 

ٓٓوَلََّٓ     ۖۡٓٱتَلۡرَبُٔاْ ُّٓٓلزِّنََٰٓ ٓٓۥإَُِّ ٓشَبيِلٗا ٓوَشَاءَٓ َٰدِشَثا ٓفَ كََنَ
٢٬ 

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (al-

Isra`/17:32) 

Tafsiran ayat ini dalam al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-

Karîm sebagai berikut: 

إنو كاف متناىينا في القبح، كساء طريقنا ت١ا كاحذركا الزنِّ، كتٕنبوا ما يشجع عليو، 
 ْٖيؤديو من اختلاط الأنساب، كمن عذاب الله.
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Jauhi perbuatan zina, serta hindari  segala sesuatu yang bisa 

mengantarkan pada zina, karena zina adalah amalan paling keji dan 

jalan yang sangat buruk lantaran akibatnya berupa ketidakjelasan 

nasab anak hasil zina dan azab Allah. 

Penafsiran al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm ini 

senada dengan tafsir Departemen Agama RI yang mengatakan, ketika 

nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang 

yang kokoh antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatianya 

yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang 

menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab 

tersebut.
49

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan terakhir dari 

disyariatkannya ajaran agama Islam adalah untuk memelihara dan 

menjaga keturunan atau nasab, ulama fiqh mengatakan bahwa nasab 

adalah merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina 

suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi 

berdasarkan kesatuan darah. 

Selanjutnya firman Allah SWT tentang kewajiban menjaga 

akal.  Islam adalah agama yang menghargai akal, dalam Islamlah 

agama dan akal buat pertama kalinya menjalin hubungan 

persaudaraan. Di dalam persaudaraan itu, akal menjadi tulang 

punggung agama yang terkuat dan wahyu sendinya yang terutama. 

Antara akal dan wahyu tidak bisa ada pertentangan. Mungkin agama 

membawa sesuatu yang di luar kemampuan manusia memahaminya, 

tetapi tidak mungkin membawa yang mustahil menurut akal.
50

  

Islam memerintahkan manusia untuk menjaga akal, agar 

tercegah dari segala bentuk penganiayaan, kerusakan, serta kejahatan, 

sehingga dapat merealisasikan kemashlahatan umum yang menjadi 

fondasi kehidupan manusia, yaitu dengan cara menjadikan Allah 

sebagai satu-satunya sandaran, membekali diri dengan ilmu 

pengetahuan dan agama, tidak berlebihan, tidak mudah percaya 

terhadap informasi dan menjadikannya sebagai kebenaran yang tidak 

jelas sumbernya dan mengembangkan daya nalar untuk mengkaji 

ayat-ayat Allah dan kekuasan-Nya. 

Menurut Islam, secara garis besar, paling tidak ada dua cara 

yang dapat dilakukan untuk memeliharanya, yaitu: Pertama, dengan 

melakukan pelarangan kepada manusia mengkonsumsi semua yang 

dapat merusak akal atau melemahkannya. Dalam rangka preservasi 

akal, Islam telah melarang umatnya mengkonsumsi benda-benda apa 
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saja yang dapat merusak akal atau melemahkannya, dalam bentuk 

benda yang memabukkan atau narkoba. Islam melarang 

mengkonsumsi al-khamr, narkoba, narkotika, ganja, marijuana, 

heroin, morfhin, nicotine, dan lain-lain yang dapat merusak atau 

melemahkan kemampuan akal. Sedemikian pentingnya preservasi 

akal, meminum khamar atau zat lainnya sedikit saja dan tidak 

memabukkan tetap dilarang. Sebab, minuman yang sedikit akan 

mendorong atau memotivasi seseorang kepada meminumnya lebih 

banyak, hingga mabuk. 

 Sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Maidah/5:90 misalnya: 

ٓ
َ
أ ايََٰٓ َٓ ََٓٱٓحُّ ِي ٓٓلََّّ ا ٍَ ٓإجَِّ ْ ٔٓا ُِ ٌَ رُٓٱءَا ٍۡ يۡسُِۡٓٱوَٓٓلَۡۡ ٍَ ۡ ُطَابُٓٱوَٓٓل

َ
ًُٓٱوَٓٓلۡۡ َٰ زۡلَ

َ
وِٓٓلۡۡ ٍَ ٓخَ َۡ ِ ٌّ ٓ رجِۡسٞ

َِٓٱ يۡطََٰ هُٔٓٱفَٓٓلشَّ ٓتُفۡيدُِٔنَٓٓجۡخَنتُِ ًۡ   ٩٠ىَػَيَّلُ
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (al-Maidah/ 5:90) 

Tafsiran ayat ini dalam kitab al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`ân al-Karîm sebagai berikut: 

يسٍكر الذم ييذٍىًبي العقل، كالقمار ات١شتمل على عوض يا 
أيها الذين آمنوا، إنما ات١

من اتٞانبتُ، كاتٟجارة التي يىذٍبىحي عندىا ات١شركوف تعظيمنا ت٢ا أك ينصبونها لعبادتها، 
اح التي كانوا يطلبوف ّٔا ما قسم ت٢م من الغيب، كل ذلك إثُ من تػىزٍيًتُ  كالقًدى

 ُٓ.عنو لعلكم تفوزكف تْياة كريمة في الدنيا كبنعيم اتٞنة في الآخرةالشيطاف، فابتعدكا 
Wahai-wahai orang-orang yang beriman, minuman keras yang 

memabukkan, judi yang mengandung imbalan dari kedua belah 

pihak, batu yang digunakan oleh orang-orang sebagai tempat 

menyembelih hewan ternak mereka untuk menghormatinya atau batu 

yang dipasang untuk disembah, dan batang-batang kayu yang mereka 

gunakan untuk mengundi nasib mereka, semua itu adalah perbuatan 

dosa yang dianjurkan oleh setan. serta menjelaskan perintah untuk 

menjauhi perbuatan itu agar memperoleh kehidupan yang mulia di 

dunia dan meraih kenikmatan surga di Akhirat. 

Dalam penafsiran ini dijelaskan bahwa minuman keras 

merupakan dosa yang dianjurkan oleh setan dan salah satu tindakan 

yang dapat merusak akal dan di akhir ayat dijelaskan bahwa diantara 
orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mampu untuk 
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menjauhi hal-hal yang dapat merusak akalnya. Yaitu memelihara 

akalnya memanfaatkannya secara maksimal untuk menggali ilmu 

sebagai jalan untuk masukr surga. 

Kemudian kandungan tafsir ini jika dilihat dari sisi tujuannya 

untuk maslahah yang dilihat dari aspek cangkupannya komunitas atau 

perorangan yang dinamakan dengan maslahah kulliyah, yaitu 

kemaslahatan yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya 

kembali kepada orang banyak. Contoh membela negara dari serangan 

musuh dan maslahah juz`iyyat, yaitu kemaslahatan yang bersifat 

individual seperti pensyari‘atan berbagai bentuk hukum mu‘amalah. 

Dapat dianalisa dari ayat-ayat berikut: 

Firman Allah SWT yang mengkaji tentang maslahah kulliyah 

sebagaimana dalam QS. At-Taubah/9:122 berikut: 

آكََنَٓ ٌَ ُِٔنَٓٱ۞وَ ٌِ ؤۡ ٍُ ۡ ٔآْفِِٓٓل ُٓ َخَفَلَّ ٓطَانٓفَِثٞٓلِِّ ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ٓفرِۡكَثٖٓ ِ
ٌَِٓكُّ لََّٓجَفَرَٓ ۡٔ فيََ ُٓۚ لَِِِفِرُوآْنَآفَّثا

َِٓٱ ٓيَُۡذَرُونَٓٓلِّي ًۡ ُٓ ٓىَػَيَّ ًۡ ِٓ ٔٓآْإلَِِۡ ٓإذَِآرجََػُ ًۡ ُٓ مَ ۡٔ   ١٢٢وَلُِِِذِرُوآْكَ
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 

mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 

tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya. (at-Taubah/9:122). 

Tafsiran ayat ini dari kitab al-Mukhtashar fi Tafsîr Al-Qur`ân 

al-Karîm sebagai berikut: 

كما ينبغي للمؤمنتُ أف يخرجوا للقتاؿ تٚيعنا حتى لا ييسٍتىأٍصىلوا إذا ظهر عليهم 
لتَافقوا رسوؿ الله صلى الله عليو عدكىم، فهلاَّ خرج للجهاد فريق منهم، كبقي فريق 

كسلم، كيتفقهوا في الدين تٔا يسمعونو منو صلى الله عليو كسلم من القرآف كأحكاـ 
الشرع، كينذركا قومهم إذا رجعوا إليهم تٔا تعلموه؛ رجاء أف يَذركا من عذاب الله 

رسوؿ  يبعثها كعقابو، فيمتثلوا أكامره، كيجتنبوا نواىيو. ككاف ىذا في السرايا التي كاف
.الله إلى النواحي، كيختار ت٢ا طائفة من أصحابو

52
 

Tidak semestinya orang-orang mukmin itu berangkat semua ke 

medan perang, karena mereka bisa ditumpas habis apabila musuh 

mereka berhasil mengalahkan mereka. Semestinya sebagian dari 

mereka pergi ke medan jihad dan sisanya tinggal di rumah untuk 
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menemani Rasulullah SAW dan memperdalam ilmu agama melalui 

ayat-ayat Al-Qur`an dan ketentuan-ketentuan hukum syariat yang 

mereka dengar dari Nabi SAW, kemudian mereka bisa mengajarkan 

ilmu yang telah mereka pelajari kepada kaum mereka setelah kembali 

ke rumah mereka, agar mereka dapat menghindari azab dan 

hukuman Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-larangan-Nya. Hal ini terkait dengan pasukan-

pasukan yang dikirim oleh Rasulullah ke berbagai daerah dan 

beranggotakan sejumlah sahabat pilihan. 

Firman Allah SWT yang mengkaji tentang mashlahah 

Juz`iyyah sebagaimana dalam QS. An-Nisa/4:10 tentang larangan 

memakan harta anak yatim: َََِّٓٓٱٓإن ِي َٰلَٓٓلََّّ وَ ٌۡ َ
كُئُنَٓأ

ۡ
نَٓٓلَِۡتََٰمََٰٓٱيأَ ۡٔ اۖۡٓوَشَيَطۡيَ ُٓاَرا ًۡ ِٓ ِ كُئُنَٓفِِٓبُطُُٔ

ۡ
آيأَ ٍَ آإجَِّ ًٍ ظُيۡ

آ   ٪شَػِيرا
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara 

zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan 

mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (an-

Nisa`/ 4:10). 

Tafsiran ayat ini dalam al-Mukhtashar fi at-Tafsîr sebagai 

berikut: 

إف الذين يأخذكف أمواؿ اليتامى، كيتصرفوف فيها ظلمنا كعدكاننا، إنما يأكلوف في 
أجوافهم نارنا تلتهب عليهم، كستحرقهم النار يوـ القيامة.

ّٓ 
Sesungguhnya orang-orang yang mengambil harta anak-anak yatim 

dan mengelolanya secara zalim dan semena-mena, mereka itu 

memasukkan api yang menyala-nyala ke dalam perut mereka, dan api 

itu akan membakar mereka di hari Kiamat. 

Inilah bentuk-bentuk penafsiran dari kitab al-Mukhtashar fî 

Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm yang dibahas dari sisi tujuan tafsir bi ar-

ra`yi, dimana tujuan tafsir tersebut tidak bertentangan dengan tujuan 

syari‘at. Dari penafsiran yang dinukilkan dari al-Mukhtashar fi at-

Tafsîr, semuanya sesuai dengan tujuan syari‘at Islam. Maka dapat 

dikatakan bahwa tafsir ini dinilai dari sisi tujuan merupakan tafsir bi 

ar-ra`yi terpuji yang bisa diterima. 

Kedua: Kandungan tafsir terhindar dari pemikiran yang 

menyimpang. Menurut para ahli tafsir, penyimpangan dalam 
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penafsiran dikenal dengan istilah syâdz yaitu penafsiran yang 

menyimpang dari metode yang diakui atau mengikuti sekte akidah 

yang batil atau menyalahi ijma‘ yang ditetapkan.
54

 

Dalam diskursus keislaman, untuk menunjuk kepada 

penyimpangan ajaran agama, kata yang banyak digunakan adalah 

kufur dan bid‘ah. Penyimpangan ajaran agama yang menyangkut 

akidah dasar akan dianggap kufur, sementara penyimpangan dalam 

hal pelanggaran ibadah yang menyalahi sunnah Nabi SAW disebut 

bid‘ah. Maka inilah biasanya yang dijadikan tolak ukur dalam menilai 

sebuah penyimpangan. Penyimpangan dalam pemikiran lebih 

cendrung kepada pola pikir seseorang dalam dirkursus keislaman 

tersebut yang akan berimplikasi kepada tata cara dalam pelaksanaan 

ajaran Islam dan dalam dakwah kepada masyarakat. 

Kata kufur sendiri secara bahasa berarti menutupi sesuatu, 

menyembunyikan sesuatu atau berarti pula tidak berterima kasih. 

Pada umumnya kata kufur digunakan sebagai bahasa agama dengan 

maksud mendustakan atau mengingkari kebenaran yang datang dari 

Allah SWT melalui Rasul-Nya. Persoalan penentuan kekafiran, yakni 

apakah seseorang telah kafir, pada dasarnya adalah persoalan hukum 

Islam (mas`alah fiqhiyyah).
55

 

Mayoritas ulama dalam menentukan predikat kufur kepada 

seseorang, menggaris bawahi bahwa pengkafiran tidak boleh 

dilakukan secara sembarangan. Ia harus didasarkan atas bukti-bukti 

yang pasti dan sangat jelas sehingga tidak menyisakan adanya 

keraguan atau kemungkinan lain (ihtimâl). Muhammad Abu Zahrah, 

menegaskan bahwa ada beberapa kriteria untuk memastikan apakah 

sesorang telah dianggap murtad atau tidak, di antaranya adalah 

penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, pengingkaran terhadap 

hal-hal yang diharamkan secara pasti, pengingkaran terhadap ajaran 

yang diketahui secara pasti (mâ ‗ulima min ad-dîn bi adh-dharûrah) 

berdasarkan ijmâ‗ al-ummah, pengingkaran terhadap keyakinan 

teologis yang didasarkan atas dalil yang pasti, penentangan terhadap 

kewajiban agama yang fundamental, dan penghalalan hal-hal yang 

secara pasti diharamkan oleh agama.
56

 

Menurut mayoritas ulama, ketika seseorang dianggap telah 

keluar dari Islam, maka berarti ia telah melakukan tindakan kriminal 
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yang tergolong berat yang termasuk jenis pidana hudûd. Sanksi 

pidana bagi pelaku riddah misalnya, menurut mereka adalah 

hukuman mati. Hal ini didasarkan atas beberapa riwayat hadis, 

terutama hadis riwayat al-Bukhariy: ―man baddala dînahu faqtulûhu‖ 

(siapa saja yang mengganti agamanya maka bunuhlah).
57

 

Berbeda pada pandangan Ibrahim al-Nakh‘iy dan Sufyan ats-

Tsauriy menyatakan bahwa orang yang murtad hanya diminta untuk 

kembali kepada Islam dan, oleh karena itu, tidak dapat dihukum mati. 

Dengan nada yang sama, Ibnu al-Walid al-Bajiriy dan Ibnu 

Taimiyyah menegaskan bahwa riddah hanyalah sebuah dosa dan 

tidak bisa dimasukkan sebagai hadd. Kalaupun ada hukuman yang 

akan ditimpakan kepadanya, maka hukuman tersebut hanyalah 

ta‗zîr.
58

  

Menurut banyak ulama, suatu faham atau ajaran dipandang 

menyimpang jika salah satunya menyalahi hal-hal yang telah 

disepakati oleh ulama (mujma‗ ‗alaih). Dalam teori hukum Islam 

(ushul fiqh), terjadi perdebatan yang sangat serius tentang otoritas 

ijma‘, bagaimana ia dimaknai, kemungkinan terjadinya, dan 

konsekuensi yang mungkin diterima jika menentangnya. Kesepakatan 

universal para ulama (selanjutnya disebut ijmâ‘) merupakan di antara 

sumber acuan yang dipandang paling otoritatif bagi umat Islam dalam 

aktivitas penemuan hukum. Bagi mayoritas ulama ushul, kesepakatan 

ulama yang mempunyai kualifikasi ijtihâd merupakan argumen yang 

tak terbantahkan dalam agama. Perujukan terhadap ijtihâd itu 

merupakan langkah pertama yang harus dilakukan jika seseorang 

akan melakukan proses penemuan hukum.  

Al-Ghazhaliy menjelaskan, ijmâ‘ haruslah merupakan 

kesepakatan umat Islam secara keseluruhan (ijmâ` al-ummah).
59

Oleh 

karena itu, ia hampir tidak mungkin untuk dilakukan. Jenis 

pengetahuan tentang ajaran agama yang didasarkan atas ijma‘ ini 

bernilai pasti, meyakinkan atau self evident (mâ lûm min ad-dîn bi 

adh-dharûrah). 

Ijmâ‘ yang mu‘tabaroh mengharuskan adanya bukti-bukti 

kuat sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hanya saja, 

untuk memenuhi semua kriteria itu oleh beberapa teoritisi diakui 
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sangat sulit. As-Syafi‘iy sendiri sangat pesimis dengan kemungkinan 

kemungkinan bisa dilakukannya ijmâ‘ seperti yang disinggung di 

atas.
 60

 

Jika dipastikan atau disangka dengan kuat bahwa sebuah ijmâ‘ 

telah tercapai mengenai suatu masalah, maka hasil kesepakatan 

tersebut wajib diterima oleh umat sebagai hujjah dalam agama. Umat 

sesudahnya diharamkan untuk berselisih atau melakukan ijtihâd lagi 

atas masalah yang sama. Orang yang mengingkari ke-hujjah-an ijmâ` 

secara mutlak dianggap telah kafir.
61

 

Secara bahasa, bid‘ah berarti inovasi atau hal baru yang 

diciptakan (ikhtirâ`) tanpa adanya preseden sebelumnya atau tanpa 

didasarkan atas praktek yang telah mapan. Dalam bahasa keagamaan, 

oleh sebagian ulama seperti ‗Izz ad-Din ibn ‗Abd al-Salam, bid‘ah 

dipahami secara umum sebagai ―mengerjakan apa saja yang tidak ada 

contohnya pada masa Rasulullah SAW‖
62

 Pengertian ini juga diikuti 

oleh Imam an-Nawawiy. Bagi ulama lain semisal asy-Syathibiy, 

bid‘ah dikhususkan untuk wilayah ibadah. Menurutnya, bid‘ah adalah 

―cara yang dibuat-buat dalam agama dalam agama yang menyalahi 

syari‘ah, yang dimaksudkan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah 

kepada Allah‖.
63

  

Sedangkan sanksi hukum bagi para pelaku bid‘ah tergantung 

kepada tingkat keparahan dan eskalasi yang ditimbulkannya. Jika 

bid‘ah mengarah kepada kekufuran, maka ketentuan yang berlaku 

sama dengan kafir, sebagaimana diulas pada bagian yang terdahulu. 

Sedangkan bid‘ah yang tidak berakibat pada kekufuran menjadi 

bidang garapan ijtihâd para ulama.
64

 

Berdasarkan dua istilah diatas, maka bentuk penyimpangan-

penyimpangan dalam tafsir tidak keluar dari dua hal tersebut yaitu 

berkaitan dengan masalah akidah yang berindikasi pada kekufuran 

dan penyimpangan yang berkaitan dengan masalah ibadah yang 

disebut dengan bid‘ah.  

Sebagai contoh penyimpangan dalam dalam tafsir teologis 

adalah lahirnya berbagai aliran teologi yang mewarnai dunia Islam. 

Lahirnya aliran-aliran ini bukan menjadi pelerai perbedaan 

pandangan dalam pemahaman agama, akan tetapi di sisi lain, justru 

menjadi kesempatan bagi kelompok-kelompok teologis untuk 
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memanfaatkan Al-Qur`an sebagai justifikasi bagi mazhabnya masing-

masing. 

Misalnya ialah terkait Qs. Al-Maidah/5:55, yang berbunyi: 

ا ٍَ ٓٓإجَِّ ًُ ُٓٱوَلُِِّلُ ََٓٱوَٓٓۥوَرشَُٔلُُٓٓللَّّ ِي ٓٓلََّّ ْ أ ُِ ٌَ ََٓٱءَا ِي ٓيُٓٓلََّّ ٔنَ ٍُ ةَٓٱلِي َٰٔ يَ ٓٓلطَّ ةَٓٱوَيُؤۡحُٔنَ َٰٔ نَ ٓلزَّ
ٓرََٰنػُِٔنَٓ ًۡ ُْ   ٥٥وَ

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan 

orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan 

zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). (al-Maidah/5:55). 

Sayyid Abdullah al-Alawiy salah satu tokoh Syiah Itsna 

‗Asyariyyah menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya at-Tafsîr li Al-

Qur`ân al-‗Azhim dan menyatakan bahwa ayat di atas turun kepada 

Ali ibn Abi Thalib. Sewaktu itu ia sedang shalat dan kemudian datang 

orang yang meminta-minta. Kemudian Ali memberi isyarat dengan 

tangannya setelah ia melepaskan cincinnya dengan tujuan diberikan 

kepada peminta tersebut.
65

Ini adalah bentuk penyimpangan dalam 

penafsiran karena penafsirannya menyalahi penafsiran umum dari 

para ulama tersebut ayat tersebut dan tidak memiliki sumber 

periwayatan yang jelas. 

Bentuk lainnya dari penyimpangan penafsiran ialah pada 

tafsir-tafsir yang menggunakan esoterik dalam memahami ayat-ayat 

Al-Qur`an. Pendekatan itu kemudian dikuatkan dengan isyarat-isyarat 

yang didapatkan dari suluk seorang sufi. Salah satu bentuk penafsiran 

sufi ialah apa yang ditafsirkan oleh Ibnu ‗Arabiy dalam menafsirkan 

QS. Al-Baqarah/2:67, terkait wihdat al-wujûd. Allah SWT berfirman: 

ٌِِّٓٓوَإِذۡٓ ۡٔ ٓىلَِ ٓمُٔسَََٰ ٓٓۦٓٓكاَلَ َٓٱإنَِّ اۖۡٓكاَلَٓٓللَّّ زُوا ُْ ٓ تَخَّخِذُُاَ
َ
ْٓأ ٔٓا ُ كاَل ۡٓۖ ْٓبَلَرَةا أ ٓحذَۡبََُ ن

َ
ٓأ ًۡ مُركُُ

ۡ
يأَ

ِٓ غُٔذُٓة
َ
ِٓٱأ ٓٓللَّّ ََ ٌِ كُٔنَٓ

َ
نۡٓأ

َ
ِٓييَِّٓٱأ   ٦٧ٓىۡجََٰ

Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya 

Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina". Mereka 

berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" 

Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi 

salah seorang dari orang-orang yang jahil" (al-Baqarah/2:67). 

Ibnu ‗Arabiy menafsirkan ayat ini dan  menyatakan bahwa 

sapi yang disembelih itu merupakan manifestasi dari wujud Allah dan 

sebagai tempat-Nya.
66

Tafsir Ibnu ‗Arabiy ini adalah bentuk dari 

penyimpangan tafsir dalam akidah. 
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Berdasarkan pada kategori tafsir yang menyimpang di atas 

dan hasil pengamatan peneliti terhadap kandungan penafsiran al-

Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm maka dapat disimpulkan 

bahwa tafsir ini terhindar dari pemikiran yang menyimpang. Hal ini 

dinilai dari berbagai aspek; dari sisi akidah tafsir ini tidak keluar dari 

batasan-batasan akidah yang benar seperti kandungan tafsir berkaitan 

dengan tata cara menyembah Allah dan meng-Esakannya yang 

disitilahkan dengan tauhid ulûhiyyah dan rubûbiyah.  Dalam ayat-

ayat yang berkaitan dengan hak-hak Allah seperti meng-Esa-Kan 

Allah sebagai Rabb yang pantas disembah dan yang Maha atas 

segala-gala-Nya tidak ada indikasi tafsir yang bertentangan dengan 

hak tersebut. 

Begitu juga dari sisi kesesuaian tafsir dengan ajaran-ajaran 

Nabi, tidak satupun didapati dalam penafsiran ayat penjelasan-

penjelasan yang bertentangan dengan ajaran Nabi SAW baik dari 

perkataan, pebuatan dan ketetapan beliau. Untuk contoh penafsiran 

akan dijelaskan dalam pembahasan penafsiran ayat-ayat tauhid.  

Ketiga: Dibangun di Atas Kaidah-Kaidah Bahasa Arab  yang 

Benar. Al-Qur`an adalah wahyu yang sarat akan makna. 

Keberadaannya tidak dapat dipahami secara benar sebelum seseorang 

memahami bahasa Arab dengan baik.
67

 Ini berarti bahwa bahasa Arab 

memiliki peran yang cukup penting dalam memahami pola-pola 

kalimat Al-Qur`an guna menafsirkannya. 

Contoh penafsiran yang menyalahi kaedah bahasa Arab 

adalah penafsiran Zamakhsyariy dalam tafsir al-Kasysyâf, yaitu pada 

QS. Al-Isra`/17:71 berikut: 

ٔۡمَٓ ُّٓٓيَ ٓنتََِٰتَ وتَِِ
ُ
ٓأ َۡ ٍَ ۖۡٓفَ ًۡ ِٓ ٍِ َٰ ٓبإِمَِ ُاَسِۢ

ُ
ٓأ ْٓكَُّ أ ٍِيِِِّٓٓۥُدَۡغُ ٓٓۦبيَِ ًۡ ُٓ ٓنتََِٰتَ ٓحَلۡرَءُونَ وْلََٰٓهمَِ

ُ
فأَ

ٓ ٔنَٓفَخيِلٗا ٍُ   ٧١وَلََّٓحُظۡيَ
(Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat 

dengan pemimpinnya; dan barangsiapa yang diberikan kitab 

amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca 

kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. (al-Isra`/17:71) 

Zamakhsyariy ketika menafsirkan kata ―imâmihim‖ 

dimaknainya dengan arti ―ibu-ibu‖ mereka. Dengan alasan kata 

tersebut merupakan bentuk jama‘ dari kata umm. Penafsiran demikian 

menurut Chirzin dianggap menyimpang sebab menyelewengkan 

kaidah bahasa Arab. Dimana pada hakikatnya, kata umm sebagai 

bentuk mufrad memiliki bentuk jama‘ ummahat, bukan imâm. Ini 
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adalah contoh dari pemahaman bahasa Arab yang salah dalam 

penafsiran. 

Adapun dari hasil penelitian terhadap tafsir al-Mukhtashar fî 

Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm  tidak ditemui unsur-unsur 

kesalahanpahaman dalam memahami kaedah-kaedah kebahasaan 

dalam ayat. Hal ini tentunya didukung oleh kedalaman ilmu yang 

dimiliki oleh para mufasirnya selain mereka juga merupakan orang-

orang Arab asli. 

Keempat: Memperhatikan kaidah penafsiran yang dibutuhkan. 

Kaidah tafsir dapat diartikan sebagai pedoman dasar yang digunakan 

secara umum guna mendapatkan pemahaman atas petunjuk-petunjuk 

Al-Qur`an. Oleh karena penafsiran merupakan suatu aktivitas yang 

senantiasa berkembang, sesuai dengan perkembangan sosial, ilmu 

pengetahuan dan bahasa, kaidah-kaidah penafsiran akan lebih tepat 

jika dilihat sebagai suatu prosedur kerja. Dengan pengertian ini, 

kaidah tersebut tidak mengikat kepada mufasir lain agar 

menggunakan prosedur kerja yang sama. Setiap mufasir berhak 

menggunakan prosedur yang berbeda asalkan memiliki kerangka 

metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Penerapan kaidah tafsir bergantung pada kaidah yang 

digunakan oleh para mufasir. Dari berbagai kaidah tersebut dapat 

dibagi menjadi tiga, yakni kaidah dasar, kaidah umum dan kaidah 

khusus. Masing-masing kaidah diterapkan sesuai dengan metode 

penafsirannya masing-masing. Pada era kontemporer kaidah tafsir 

semakin berkembang seiring dengan perkembangan intelektualitas 

para pemikir muslim dan juga sesuai dengan perkembangan 

intelektualitas global. Para pemikir muslim mengembangkan kaidah 

dan metode penafsiran sesuai dengan situasi sosio-historis yang 

dihadapinya masing-masing. 

Khalid ‗Utsman as-Sabt mendefinisikan qawâ'id at-Tafsîr 

dengan: 

صل إلى استنباط معاني القرآف العظيم كمعرفة كيفية االأحكاـ الكلية التي يتو  
68منو الاستفادة 

 

Maksud dari pengertian ini menjelaskan bahwa qawâ'id at-

tafsîr merupakan: ―Beberapa teori universal yang dengannya dapat 

diperoleh pengungkapan makna Al-Qur`an dan diketahui proses 

penggunaannya.‖ Maka mengacu pada defenisi yang dikemukakan 

Khalid al-Sabt di atas dipahami bahwa kaedah tafsir adalah acuan, 
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aturan atau patokan yang harus dipegangi oleh mufasir dalam 

menafsirkan Al-Qur`an, sehingga mufasir yang mengabaikannya 

akan kesulitan dalam tugasnya dan terjebak dalam kesesatan dan 

menghasilkan tafsiran yang menyesatkan. 

Diantara kaedah penafsiran yang harus diperhatikan oleh 

mufasir adalah sebagai berikut sebagaimana disebutkan dalam 

Qawâ‘id at-Tafsîr karya Khalid ibn ‗Utsman as-Sabt. Dalam kitab 

yang dicetak dua jilid ini, disinggung pembahasan kaedah yang lebih 

komprehensif dan tersistimatis. Di samping hal-hal yang telah 

disinggung ulama terdahulu, Khalid as- Sabt juga membahas kaedah 

tikrâr, kaedah amr dan nahiy, kaedah al-istifhâm, kaedah wujûh wa 

an-nazhâir, kaedah `amm dan khâshsh dan lain-lain. 

Sementara menurut ‗Abd ar-Rahman ibn Nashir as-Sa‘diy (w. 

1376 H) dalam al- Qawâ‘id al-Hisân li Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm 

mengemukakan terdapat sebanyak 70 macam kaedah tafsir. Diantara 

kaedah-kaedah tersebut adalah ‗al-‗ibrah bi‘umûm al-lafzh, al-asmâ‘ 

al-husnâ fî khatam al-‗ayah, maqâshid al-amtsâl fi Al-Qur`ân.
69

 

Pengaplikasian salah satu kaedah-kaedah di atas dalam  al-

Mukhtashar fi at-Tafsîr dapat diambil contoh dari kaedah tikrâr 

berikut: 

إذا تكررت ات١عرفة بعد ات١عرفة فالثاني ىو الأكؿ إذا تكررت ات١عرفة بعد النكرة فالثاني 
إذا تكررت النكرة  إذا تكررت النكرة بعد النكرة فالثاني دكف الأكؿ  . ىو الأكؿ 

   َٕبعد ات١عرفة فالثاني دكف الأكؿ
Dari penjelasan ini dipahami bahwa a) Jika terdapat pengulangan 

kata ma‘rifah sesudah ma‘rifah, maka kandungan ayat yang 

dimaksud oleh ma‘rifah kedua sama dengan pertama. b) Jika 

terdapat pengulangan ma‘rifah sesudah nakirah, maka  ma‘rifah 

kandungan yang dimaksud oleh ma‘rifah kedua sama dengan yang 

pertama. c) Jika terdapat pengulangan nakirah sesudah nakirah, 

maka nakirah kedua tidak sama dengan pertama. d) Jika terdapat 

pengulangan nakirah sesudah ma‘rifah, maka maksud kandungan 

dari nakirah kedua tidak sama dengan nakirah pertama.  

Untuk kaedah tikrâr point a dan d, dapat dilihat kata al-‗usr 

dan yusran pada QS. Al-Insyirah/94:6 di bawah ini: 
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  (6)إًفَّ مىعى الٍعيسٍرً ييسٍرنا 5)  (فىإًفَّ مىعى الٍعيسٍرً ييسٍرنا  
  

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (al-Insyirah/94:6) 

Makna al-‗usr pada ayat kelima dan keenam adalah sama, sesuai dengan kaedah tikrâr point a. Artinya, meskipun terdapat dua kata yang sama, atau dalam konteks ini dua kali atau lebih kesusahan, pada hakekatnya adalah satu. Sedangkan yusran pada ayat kelima, bukanlah yusran pada ayat keenam. Hal ini 

mengindikasikan, bahwa kemudahan pada dua ayat yang berbeda 

sebenarnya dua objek yang berbeda. Dapat disimpulkan ayat ini 

mengandung makna satu kesusahan, akan mendatangkan beberapa 

kemudahan. 

Kaedah ini jika diaplikasikan dengan kandungan al-

Mukhtashar fî at-Tafsîr ditafsirkan, maka hasil tasfir dari ayat ini 

sebagai berikut: 

كالضيق سهولة إف مع الشدة  فإف مع الشدٌة كالضيق سهولة كاتساعنا كفرجنا
كاتساعنا كفرجنا، إذا علمت ذلك فلا يهولنك أذل قومك، كلا يصدنك عن 

 ُٕ.الدعوة إلى الله
Tafsir ini merupakan bentuk motivasi untuk Rasulullah dan 

kaum muslimin kala itu bahwa:  Sesungguhnya bersamaan dengan 

kesusahan dan kesempitan itu terdapat kemudahan dan kelapangan. 
Kemudian menjelaskan bahwa sesungguhnya bersamaan dengan 

kesusahan itu terdapat kelapangan. yang lainnya Maka ketika 

Rasulullah mengerti hal itu maka jangan sampai gangguan kaumnya 

itu membuat Nabi takut dan jangan sampai hal itu menghalangi Nabi 

dari dakwah ke jalan Allah. 

Diantara kaedah penafsiran yang harus diperhatikan oleh 

mufasir adalah memaknai istifhâm dalam ayat. Kaedah al-istifhâm 

yang dijadikan contoh pada makalah ini adalah sebagai berikut: 

  ِٕبتًكها الاستفهاـ بعد ذكر ات١عايب أبلغ من الأمر  
Penggunaan al-istifhâm setelah menyebutkan aib (dampak negative 

sesuatu hal) lebih tepat daripada penggunaan amr untuk 

meninggalkannya .  

Contohnya dapat dilihat antara lain dalam QS. al-Maidah/5:91 

berikut: 

ا ٍَ ٓٓإجَِّ َُٓٱيرُِيدُ يۡطََٰ ٓٓلشَّ ًُ َِلُ ٓةيَۡ كٔعَِ ٓيُ ن
َ
َٰوَةَٓٱأ ٓٓلَۡۡغۡغَاءَٓٓٱوَٓٓىۡػَدَ رِٓٱفِِ ٍۡ يۡسِِۡٓٱوَٓٓلَۡۡ ٍَ ۡ ٓل

ٓغََٓذنِۡرِٓ ًۡ كُ ِٓٱوَيطَُدَّ ٓٓللَّّ َِ ةِ ٓٱوغََ َٰٔ يَ ٔنَٓٓلطَّ ُٓ ِخَ ٌُّ ُخًُٓ
َ
وۡٓأ َٓ   ٩١فَ
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Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 

khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah 

dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 

pekerjaan itu). (al-Maidah/5:91) 

 Penggunaan kalimat berlafal al-istifhâm di akhir ayat di atas, 

dipandang lebih tepat dan mengenai sasaran dibandingkan dengan 

menggunakan lafal amr. Hal ini sejalan dengan kaedah di atas, 

karena sebelumnya telah dijelaskan dampak negativ minum khamar, 

di samping menimbulkan kebencian dan permusuhan juga 

menjauhkan manusia dari mengingat Allah.  

Aplikasi kaedah ini jika dikorelasikan dengan penafsiran pada 

al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm sebagai berikut: 

إنما يقصد الشيطاف من تػىزٍيًتُ ات١سكر كالقمار إيقاع العداكة كالبغضاء بتُ القلوب، 
تاركوف ىذه  -أيها ات١ؤمنوف  -كالصرؼ عن ذكر الله كعن الصلاة، فهل أنتم 

 ّٕ.تهواات١نكرات؟ لا شك أف ذلك ىو اللائق بكم، فان
Sebenarnya tujuan setan menganjurkan minuman keras dan 

perjudian ialah memunculkan rasa permusuhan dan kebencian 

dalam hati antar sesama dan memalingkan orang dari zikir maupun 

shalat. Lalu seruan itu dipertegas dengan ungkapan ―Apakah kalian 

-wahai orang-orang mukmin- sudah meninggalkan kemungkaran 

tersebut? Tidak ada keraguan bahwa hal itulah yang lebih pantas 

bagi kalian. Maka berhentilah dari perbuatan-perbuatan dosa 

tersebut.  

Dari dua contoh kaedah penafsiran yang diaplikasikan oleh 

al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm, maka disimpulkan 

bahwa tafsir ini sesuai dengan kaedah-kaedah penafsiran yang telah 

ditetapkan oleh ulama, maka secara validitas, tafsir ini memenuhi 

kriteria tafsir bi ar-ra`yi al-mahmûd. 

 

b. Komparasi Metode Penafsiran 

Tafsir mukhtasar mempunyai dua metode penafsiran; metode 

penafsiran ibtidâ` (bi zâtihi) dan metode meringkas tafsir induk (min 

ghairihi). Berdasarkan hasil analisa terhadap kedua tafsir ini, tafsir 

‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr menggunakan metode tafsir 

mukhtasar yang meringkas tafsir induk (min ghairihi) karena tafsir ini 

meringkas tafsir Ibnu Katsir. Maka metode yang digunakan 
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mengikuti metode tafsir induk. Tafsir induknya dari sisi sumber tafsir 

menggunakan sumber tafsir bi al-ma`tsûr karena secara epistemologi 

harus menyerupai metode yang digunakan oleh tafsir induknya. 

Lebih rinci manhaj ikhtishâr Ahmad Syakir dalam meringkas 

tafsir Ibnu Katsir adalah
74

: 

(1) Menafsirkan Al-Qur`an dengan Al-Qur`an sebagaimana 

yang dilakukan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya.  Ahmad Syakir 

tidak menghapus satu pun penafsiran Al-Qur`an dengan Al-Qur`an 

yang ada pada tafsir tersebut untuk keperluan meringkas tafsir. Begitu 

juga Ahmad Syakir tidak menghapus ayat-ayat pendukung yang 

dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan kandungan suatu ayat. 

Tujuan Ahmad Syakir melakukan hal tersebut adalah untuk menjaga 

keistimewaan tafsir Ibnu Katsir yang membedakannya dengan tafsir 

yang lain. 

Sebagai contoh penafsiran Al-Qur`an dengan Al-Qur`an 

adalah ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah/2:37 berikut: 

 

َٰٓٓ بِِّّٓٓفَخَيقََّّ ٌَِٓرَّ ُّٓٓۦءَادَمُٓ ٓٓۥكََمََِٰجٖٓفَخَابَٓغَيَيِِّۡۚٓإَُِّ َٔ ابُٓٱُْ َّٔ ًُٓٱٓلَِّ   ٢ٱٓلرَّخِي

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka 

Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima 

taubat lagi Maha Penyayang. (al-Baqarah/2:37) 

Ibnu Katsir mengatakan: ―Ayat ini ditafsirkan dengan firman 

Allah pada QS. Al-A‘raf/7:23 berikut: 

ٓٓكاَلََّٓ ََ ٌِ ٓ ََّ َِآلَۡهَُٔجَ ٓتَغۡفِرۡٓلَۡآَوَحرَۡحََۡ ًۡ َِآوَإِنٓىَّ ُفُصَ
َ
َِآٓأ ٍۡ َِآظَيَ ََٓٱرَبَّ   ٢٣ٓىۡخََٰسِِۡي

Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri 

kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi 

rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang 

yang merugi. (al.A‘raf/7:23) 

Ahmad Syakir dalam penafsiran Al-Qur`an dengan Al-

Qur`an, menukilkan secara utuh tafsir dari Ibnu Katsir. Sebagaimana 

dikutip dari tafsir Ahmad Syakir berikut: 

 

يـ مًنٍ رىبّْوً كىلًماتو فىتابى عىلىيٍوً إًنَّوي ىيوى التػَّوَّابي الرَّحًيمي ) ذًهً قًيلى إًفَّ  (ّٕفػىتػىلىقَّى آدى ىى
نا كىإًفٍ لمىٍ تػىغٍفًرٍ لىنا كىتػىرٍتٛىٍنا لىنىكي  : قىالاى رىبَّنا ظىلىمٍنا أىنػٍفيسى ونىنَّ الٍكىلًمىاتً ميفىسَّرىةه بًقىوٍلًوً تػىعىالىى

 ٕٓ[ِّمًنى ات٠ٍاسًريًنى ]الأعراؼ: 
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Surat al-Baqarah ayat 37: ―fatalaqqâ adama min rabbihi 

kalimâtim fatâba ‗alahi innahu huwa at-tawwâbur rahîm.‖ 

ditafsirkan dengan firman Allah QS. Al-A‘raf ayat 23: ―rabbanâ 

zhalamnâ anfunsana wainlam ta‘ghfir lanâ watarhamna 

lanakûnannâ minal khâsirîn.‖ 

Adapun contoh dari penafsiran Al-Qur`an dengan 

mendatangkan nash-nash penguat dan pendukung dari ayat-ayat yang 

berkaitan lainnya, seperti menafsirkan QS. Ali Imran/3:28 berikut: 

ٓ ٓٓلََّّ ُِٔنَٓٱحَخَّخِذِ ٌِ ؤۡ ٍُ ۡ ََٓٱٓل َٰفرِيِ ٓٓىۡكَ ٓدُونِ ٌَِ ٓ وۡلِِاَءَٓ
َ
ٌِِيَِّۖۡٓٱأ ؤۡ ٍُ ۡ ٓفيََيۡسَٓٓل َٰلمَِ ٓذَ ٓحَفۡػَوۡ َ ٌَ وَ

ٓ ََ ِٓٱٌِ ٓتَخَّلُٔٓللَّّ ن
َ
ٓأ ٓ ٓإلََِّّ ءٍ ٓشََۡ ٓفِِ ًُ ركُُ وَيُدَذِّ َٓۗ َٰثا ٓتُلَى ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ ٓ ْ ُٓٱا ُّٓٓللَّّ َٓٓۥٓۗجَفۡصَ ِٓٱوَإِلََ ٓللَّّ

طِيرُٓٱ ٍَ ۡ   ٢٨ٓل
Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 

menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang 

siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, 

kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti 

dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-

Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (Ali Imran/3:28) 

Ahmad Syakir dalam menafsirkan QS. Ali Imran ayat 28 

tersebut, mengutip secara utuh tafsir Ibnu Katsir sebagai ayat-ayat 

yang mendukung penafsiran QS. Ali Imran/3:28 tanpa menghapus 

satu pun dari ayat-ayat pendukung tersebut. Diantara ayat-ayat 

pendukung yang dinukilkan dalam menafsirkan ayat ini adalah QS. 

An-Nisa`/4:144, QS. Al-Mumtahanah/60:1, QS. Al-Maidah/5:51 

berikut: 

ا َٓ حُّ
َ
أ ََٓٱٓيََٰٓ ِي ٓٓلََّّ ٓتَخَّخِذُواْ ٓلََّ ُِٔاْ ٌَ ََٓٱءَا َٰفرِيِ ٓٓىۡكَ ٓدُونِ ٌَِ ٓ وۡلِِاَءَٓ

َ
ٌِِيَُِّۚٓٱأ ؤۡ ٍُ ۡ نٓٓل

َ
ٓأ حرُِيدُونَ

َ
أ

ًِآ تيِ ٌُّ آ اِ ٓشُيۡطََٰ ًۡ ِٓغَيَيۡلُ أْٓلِلَّّ   ١٤٤تََۡػَيُ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-

orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang 

mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah 

(untuk menyiksamu). (an-Nisa`/4:144) 

ا َٓ حُّ
َ
أ ََٓٱٓيََٰٓ ِي ِٓٓلََّّ ًِٓٓة وۡلِِاَءَٓٓحيُۡلُٔنَٓإلَِِۡ

َ
ٓأ ًۡ أْٓلََّٓتَخَّخِذُوآْغَدُوّيِٓوغََدُوَّكُ ُِ ٌَ ةِٓٱءَا َٔدَّ ٍَ ۡ وَكدَۡٓٓل

ٓ ََ ِ ٌّ آجَاءَٓكًُٓ ٍَ ِ ِٓٓلرَّشُٔلَٓٱيُُۡرجُِٔنَٓٓلَۡۡقِّٓٱكَفَرُوآْة ْٓة أ ُِ ٌِ نٓحؤُۡ
َ
ٓأ ًۡ ِٓٱوَإِيَّاكُ ٓٓللَّّ ًۡ رَبّلُِ
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ٓخَٓ ًۡ ًۡٓإنِٓنُِخُ آفِِٓٓرجَۡخُ ِٓٓةخۡغَِاءَٓٓٱشَبيِلِِٓوَٓجِهََٰدا ًِٓٓة ونَٓإلَِِۡ تسُُِّۡ ِٓۚ ِٓٱمَرۡعَاتِِ ة َٔدَّ ٍَ ۡ ٓٓل ًُ غۡيَ
َ
ُاَ۠ٓأ

َ
وَأ

َٔاءَٓٓ ٓشَ ٓفَلَدۡٓعَوَّ ًۡ ٌِِلُ ٓ ُّ َٓحَفۡػَيۡ ٌَ ُۚٓوَ ًۡ غۡيَِخُ
َ
آٓأ ٌَ ٓوَ ًۡ خۡفَيۡخُ

َ
آٓأ ٍَ ِ بيِوِٓٱة   ١ٓلصَّ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-

Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan 

kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih 

sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada 

kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan 

(mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika 

kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari 

keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu 

memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada 

mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang 

kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa 

di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah 

tersesat dari jalan yang lurus. (al-Mumtahanah/60:1) 

ٓ ا َٓ حُّ
َ
أ ََٓٱ۞يََٰٓ ِي ٓٓلََّّ ٓتَخَّخِذُواْ ٓلََّ ْ أ ُِ ٌَ ٔدَٓٱءَا ُٓ ٓٓلَّۡصََٰرَىَٰٓٓٱوَٓٓلَِۡ ٓبَػۡظِٖۚ وۡلِِاَءُٓ

َ
ٓأ ًۡ ُٓ وۡلَِِاءََٓۘٓبَػۡغُ

َ
أ

ُّٓ ٓفإََُِّ ًۡ ِِلُ ٌّ ًٓ ُٓ َّ ل َٔ َٓحَخَ ٌَ ٓٓۥوَ إنَِّ َٓۗ ًۡ ُٓ ِۡ َٓٱٌِ دِيٓٓللَّّ ۡٓ ٔۡمَٓٱلََّٓحَ ٍِيَّٓٱٓىۡلَ َٰيِ   ٥١ٓىظَّ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-

orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); 

sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. 

Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, 

maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. 

Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang zalim. (al-Maidah/5:51) 

Dalam menafsirkan QS. Ali Imran/3:28, Ahmad Syakir 

mengutip ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat yang ditafsirkan 

tersebut. Ayat ini menjelaskan larangan Allah SWT menjadikan 

orang-orang mukmin untuk menjadikan orang kafir sebagai wali dan 

sebagai pemimpin serta menyimpan rasa cinta kepada mereka. 

Kemudian Allah mengancam orang-orang yang berbuat demikian 

merupakan orang-orang yang melanggar perintah Allah, maka Allah 

berlepas darinya. Lalu Ibnu Katsir mengutip QS. Al-

Mumtahanah/60:1: ―Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman 

setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita 

Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar 

kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu.‖.  Dan mengutip 

QS. An-Nisa/4:114 berikut: ―Wahai orang-orang yang beriman! 

Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin 
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selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan 

yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)?‖. Dan mengutip QS. 

Al-Maidah/5:51 berikut: ―Wahai orang-orang yang beriman! 

Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai 

teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. 

Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, 

maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka.‖. Setelah 

menyebutkan perkara muwâlah hanya kepada orang mukmin baik 

dari para muhajirin, Anshar dan orang-orang Arab. Ibnu Katsir 

menyebutkan bahwa orang-orang kafir tersebut sesama mereka saling 

menolong, maka jika sesama mukmin tidak ber-walâ‘ kepada orang 

mukmin, akan muncul fitnah yang besar dengan mengutip QS. Al-

Anfal/8:73.
76

 

 Dari contoh di atas, disimpulkan bahwa Ahmad Syakir tidak 

menghapus ayat-ayat yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam 

tafsirnya. Dengan membaca tafsir Ibnu Katsir dan membaca 

mukhtasarnya ‗Umdat at-Tafsîr, akan memudahkan bagi para 

pembaca menemukan ayat-ayat yang satu tema pembahasan dengan 

ayat-ayat sedang dipahami tafsirnya  karena dalam tafsir 

dikumpulkan ayat-ayat yang serupa pembahasannya dan hal ini 

dilakukan pada setiap penafsiran, sehingga bisa menjadi rujukan bagi 

para mufasir yang akan menulis tafsir maudhû‘iy.  

Sebagai contoh pembanding bisa dilihat dari tafsiran QS. An-

Nisa/4:93  yang didukung oleh ayat-ayat lain dalam QS. Al-

Furqon/25:68 dan QS. Al-An‘am/6:151 berikut: 

Firman Allah QS. An-Nisa`/4:93: 

َ ٌَ ٓفَجَزَاؤُٓهُٓٓوَ ا ِدا ٍّ خَػَ ٌُّ ٓ ا اِ ٌِ ٓمُؤۡ ٓٓۥحَلۡخُوۡ ٓوغََغِبَ ا َٓ ٓفيِ ا ٓخََٰلِِا ًُ َِّ َٓ ُٓٱجَ ُّٓٓللَّّ َِ ٓوَىَػَ ٓۥغَيَيِّۡ
ٓلَُٓ غَدَّ

َ
آٓۥوَأ اٍ   ٩٣غَذَاةآًغَظِي

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja 

maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah 

murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang 

besar baginya. (an-Nisa/4:93) 

: كىمىنٍ  ى تػىعىالىى حيكٍمى الٍقىتٍلً ات٠ىٍطىأً شىرىعى في بػىيىافً حيكٍمً الٍقىتٍلً الٍعىمٍدً، فػىقىاؿى ثُيَّ لىمَّا بػىتَُّ
ا الذَّنٍبى  ا تػىهٍدًيده شىدًيده كىكىعًيده أىكًيده لًمىنٍ تػىعىاطىى ىىذى يػىقٍتيلٍ ميؤٍمًنان ميتػىعىمّْدان الآية، كىىىذى
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رٍؾً باًللَّوً في غىتًٍَ مىا آيىةو في كًتىابً اللَّوً، حىيٍثي يػىقيوؿي  الٍعىظًيمى الَّذًم ىيوى مىقٍريكفه باًلشّْ
سيبٍحىانىوي في سيورىةً الٍفيرٍقىافً كىالَّذًينى لاى يىدٍعيوفى مىعى اللَّوً إًت٢ان آخىرى كىلا يػىقٍتػيليوفى النػَّفٍسى الَّتًي 

: قيلٍ تىعالىوٍا أىتٍلي مىا حىرَّىـ رىبُّكيمٍ عىلىيٍكيمٍ ٖٔ باًتٟىٍقّْ ]الٍفىرٍقىافً: حىرَّىـ اللَّوي إًلاَّ  [ ، كىقىاؿى تػىعىالىى
يٍئان ]الأنعاـ:   ٕٕ]ُُٓأىلاَّ تيشٍركًيوا بًوً شى

Ketika Allah menjelaskan hukum pembunuhan yang dilakukan secara 

sengaja, Allah juga menjelaskan hukum pembunuhan yang dilakukan 

karena ketidak sengajaan, sebagaimana Allah berfirman:‖Barang 

siapa yang membunuh orang-orang mukmin tanpa kesengejaan...‖. 
Ayat ini menjelaskan ancaman berat dan pasti bagi orang-orang 

yang melakukan dosa besar ini, yang mana Allah mengait-

ngaitkannya dengan syirik kepada Allah dalam ayat lainnya. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-furqon ayat 68: ―Barang 

siapa yang tidak menyertakan selain Allah ketika berdoa dan tidak 

pula melakukan pembunuhan terhadap nyawa orang lain yang 

diharamkan oleh Allah...‖. Kemudian dalam ayat lain Allah juga 

berfirman: ―Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah aku bacakan 

kepada kalian apa saja yang diharamkan oleh Tuhan kalian, 

janganlah mensekutukan Allah dengan apapun. (QS. Al-

‗An‘am/6:151). 

Pada beberapa contoh ini sangat jelas, bahwa Ahmad Syakir 

benar-benar tidak menghapus ayat-ayat yang dinukilkan oleh Ibnu 

Katsir dalam tafsirnya, tapi menukilkannya secara utuh. 

 (2) Ahmad Syakir tetap menjaga orisinalitas pendapat-

pendapat Ibnu Katsir serta tarjîhâtnya dalam menafsirkan ayat 

dengan mengutip utuh pendapat tersebut. 

Ada banyak ungkapan yang kerap digunakan Ibnu Katsir 

dalam men-tarjîh silang pendapat antara ulama yang dalam tafsirnya 

diantaranya adalah 8 ungkapan yang sharîh ( adalah ungkapan as-

shahîh (yang paling tepat), azh-zhâhir (yang paling jelas), dua 

ungkapan ini paling banyak digunakan, sekitar 35 kali masing-

masingnya yaitu hampir sepersepuluh permasalahan. Adapun yang 

ketiga adalah ash-shawâb (yang paling benar), yang digunakan lebih 

kurang 7 kali. Keempat adalah al-haq (yang paling benar), yang 

digunakan dua kali dan 4 ungkapan lainnya adalah yata‘ayyanu kazâ 

(yang jelas seperti ini), al-wâqi‘ kazâ (realitanya seperti ini), ar-râjih 
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kazâ (yang paling tepat seperti ini), ‗indî anna al-murâd bihi kazâ 

(menurutku bahwa maksud dari penjelasan ini adalah).
78

 

Jenis ungkapan yang lainnya adalah menggunakan uslub isim 

tafdhîl seperti al-azhhâr, al-aulâ, al-ashah, al-aqrab, al-asybah, al-

aqwa, al-arjah, al-amsya ‗ala azh-zhâhir, al-ansab, al-ajwad, al-

aulâ. Bentuk lainnya adalah menggunakan ungkapan pujian seperti, 

hasan, jayyid, hasan qawiy, dan qultu. Ungkapan qultu ini digunakan 

apabila telah memilih pendapat yang menurutnya tepat, kemudian 

ingin mengomentarinya. Ungkapan ini terdapat hampir 120 kali. 
79

 

Seperti menafsirkan QS. An-Nisa`/4:31 berikut: 

ٓٓإنِ ٓشَيِّ ًۡ ٓغَِلُ ُٓلَُفِّرۡ ُّ ِۡ ٓخَ نَ ۡٔ َٓ ِۡ ٓتُ ا ٌَ ٓ ْٓنَتَانٓرَِ أ َٓٓٔٓتََۡخَنتُِ دۡخَلٗا ٌُّ ٓ ٓوَُدُۡخِيۡلًُ ًۡ احلُِ
آ اٍ   ٢٫نَريِ

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang 

dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-

kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke 

tempat yang mulia (surga). (an-Nisa`/4: 31) 

 Dalam meringkas tafsir induk, sangat penting untuk menjaga 

pendapat penulis asli. Ahmad Syakir  dalam hal ini berupaya menjaga 

pendapat Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dalam ayat di atas, Ahmad 

Syakir terlebih dahulu menyebutkan perbedaan pendapat ulama 

tentang tafsir kabâir dan kategorinya, kemudian beliau menukilkan 

tarjîhât Ibnu Katsir dalam menanggapi perbedaan pendapat tersebut. 

Sebagaimana contoh ketika menafsirkan ayat di atas, Ahmad Syakir 

menukilkan tarjihât Ibnu Katsir yang biasanya diungkapkan dengan 

kata qultu sebagaimana ungkapan berikut: 

يٍخينىا اتٟىٍافًظي أىبيو عىبٍدً  بىائرًً ميصىنػَّفىاته مًنػٍهىا مىا تٚىىعىوي شى : كىقىدٍ صىنَّفى النَّاسي في الٍكى قػيلٍتي
بٍعًتُى كىبًتَىةن، كإذا قيل: إف الكبتَة ما توعد عليها  اللَّوً الذَّىىبُِّ الَّذًم بػىلىغى ت٨ىٍونا مًنٍ سى

، اجٍتىمىعى مًنٍوي شىيٍءه  ا ا، كىمىا قىاؿى ابٍني عىبَّاسو كىغىيػٍريهي كما تتبٌع ذىلًكى لشارع بًالنَّارً تًٓيصيوصًهى
ثًتَه، كىإًذىا قًيلى كل ما نهى الله عنو فكثتَ جدا، كالله أعلم. كى

َٖ 
Menurutku: ―Para ulama banyak menulis karangan tentang kategori 

dosa-dosa besar, seperti yang ditulis oleh guru kita Abu Abdillah az-
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Zahabiy yang hampir memasukkan 70 kategori dosa besar. Hal ini 

karena Ibnu Abbas menyimpulkan bahwa setiap perbuatan yang 

diancam Allah dengan neraka, maka perbuatan tersebut bagian dari 

dosa besar, maka terkumpullah perbuatan dosa besar dengan kriteria 

tersebut.  Begitu juga ada yang menyimpulkan,bahwa kategori dosa 

besar adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, maka 

dengan kategori ini banyaklah perbuatan-perbuatan-perbuatan yang 

masuk ke dalam kriteria dosa besar.  

(3) Ahmad Syakir tidak menyebutkan semua hadis yang 

dipaparkan oleh Ibnu Katsir, tetapi memilih hadis-hadis yang shahîh 

dan hadis-hadis yang mempunyai sanad yang kuat serta hadis-hadis 

yang lafazhnya jelas. Ibnu Katsir dalam tafsirnya banyak sekali 

menyebutkan matan hadis yang sama dengan periwayatan yang 

berbeda-beda pada kondisi penafsiran yang berbeda pula sehingga 

menjadikan penafsiran semakin meluas. 

Contoh salah satu hadis shahîh pilihan Ahmad Syakir dalam 

‗Umdat at-Tafsîr al-Hâfizh Ibn Katsîr yang diringkas dari tafsir Ibn 

Katsir ketika menafsirkan QS. An-Nisa/4:80 berikut: 

َ طَاعَٓٓلرَّشُٔلَٓٱيطُِعٌَِّٓٓ
َ
ۖۡٓٱفَلَدۡٓأ َ آٓللَّّ ٓخَفِيظا ًۡ ِٓ رۡشَيۡنََٰمَٓغَيَيۡ

َ
آٓأ ٍَ ٓفَ َٰ لََّّ َٔ َٓحَ ٌَ   ٨٠وَ

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah 

mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), 

maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi 

mereka. (an-Nisa`/4:80) 

Ayat ini ditafsirkan dan didukung oleh hadis berikut: 

مىنٍ ركم ابن أبي حاتم عن أبي ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ الله  صلى الله عليو كسل : 
مًتٍَ فػىقىدٍ أىطىاعىتًٍ، الأى أىطىاعىتًٍٍ فػىقىدٍ أىطىاعى اللهى، كىمىنٍ عىصىاني فػىقىدٍ عىصىى اللهى، كىمىنٍ أىطىاعى 

كىمىنٍ عىصىى الأىمًتٍَ فػىقىدٍ عىصىاني. 
ُٖ 

Diriwayat Ibnu Abi Hatim dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah 

SAW bersabda: ―Barangsiapa yang taat kepadaku berarti ia telah 

taat kepada Allah SWT dan barangsiapa yang durhaka kepadaku 

berarti ia telah durhaka kepada Allah SWT, barangsiapa yang taat 

kepada pemimpin maka ia taat kepadaku dan barangsiapa yang 

maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku.‖ 

Sebagai seorang ahli hadis, Ahmad Syakir sangat 

memperhatikan kedudukan hadis-hadis yang akan dinukilkannya 

dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir dan bahkan ia hanya menukilkan 

hadis-hadis yang shahîh saja karena sunnah berkedudukan sebagai 
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penjelas Al-Qur`an, maka sangat perlu untuk menukilkan hadis-hadis 

yang shahîh dalam menjelaskan maksud dari ayat. 

 Khalid Abdurrahman al-‗Ak mengutip ungkapan asy-Syatibiy 

menerangkan bahwa pengertian Al-Qur`an jika dikaitkan dengan 

hukum-hukum syari‘at kebanyakan mengandung makna kulliy 

(global) bukan terperinci (juz`iy). Maka untuk merincikan yang global 

tersebut butuh penjelasan yang ditakhshîsh dengan dalil-dalil seperti 

ditakhshîhs dengan sunnah.
82

  

Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu adalah satu-satunya 

orang yang paling memahami wahyu yang beliau terima dari Dzat 

Pemberi Wahyu, karena menafsirkan Al-Qur`an menggunakan 

sunnah diyakini sebagai salah satu metode memahami wahyu agar 

sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT sebagai 

Sang Pemilik Wahyu sehingga bagi Ahmad Syakir, menafsirkan Al-

Qur`an dengan hadis-hadis shahih adalah suatu kemestian. 

Selanjutnya, dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir,  Ahmad 

syakir hanya menukilkan penjelasan yang singkat saja berbeda 

dengan tafsir Induknya yang menafsirkan dengan penjelasan yang 

cukup panjang. Sebagai perbandingan antara tafsir yang diringkas 

dengan tafsir induk, bisa dilihat dari penafsiran Ibnu Katsir berikut:  

إًيَّاهي كىتٔىا يػىريدُّكفى عىلىيٍكى مًنى اتٟىٍقّْ كيفٍرنا كعنادا.مىنٍ ييطًعً الرَّسيوؿى فػىقىدٍ أىطاعى اللَّوى كىمىنٍ 
فًيظان ) لٍناؾى عىلىيٍهًمٍ حى طاعىةه فىإًذا بػىرىزيكا مًنٍ عًنٍدًؾى بػىيَّتى  ( كىيػىقيوليوفى َٖتػىوىلىَّ فىما أىرٍسى

طائفًىةه مًنػٍهيمٍ غىيػٍرى الَّذًم تػىقيوؿي كىاللَّوي يىكٍتيبي مىا يػيبػىيّْتيوفى فىأىعٍرًضٍ عىنػٍهيمٍ كىتػىوىكَّلٍ عىلىى اللَّوً 
صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى يخيٍبري تػىعىالىى عىنٍ عىبٍدًهً كىرىسيولًوً ت٤يىمَّدو  (ُٖكىكىفى باًللَّوً كىكًيلان )

بأف مىنٍ أىطىاعىوي فػىقىدٍ أىطىاعى اللَّوى كىمىنٍ عىصىاهي فػىقىدٍ عىصىى اللَّوى، كىمىا ذىاؾى إًلاَّ لًأىنَّوي مىا يػىنٍطًقي 
: ثػىنىا أىتٍٛىدي بٍني سًنىا عىنً ات٢ٍىوىل إًفٍ ىيوى إًلاَّ كىحٍيه يوحى. قىاؿى ابٍني أىبي حىاتموً ، حىدَّثػىنىا حىدَّ فو

: ، عىنٍ أىبي ىيرىيػٍرىةى، قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي الله صلى  أىبيو ميعىاكًيىةى عىنً الٍأىعٍمىشً، عىنٍ أىبي صىالًحو
من أطاعتٍ فقد أطاع الله، كمن عصاني فقد عىصىى اللَّوى، كىمىنٍ »الله عليو كسلم: 

ا اتٟىٍدًيثي ثىابًته في « مًتَى فػىقىدٍ عىصىاني أىطىاعى الٍأىمًتَى فػىقىدٍ أىطىاعىتًٍ، كىمىنٍ عىصىى الٍأى  كىىىذى
فًيظان أىمٍ ما  لٍناؾى عىلىيٍهًمٍ حى الصَّحًيحىتًٍُ عىنً الٍأىعٍمىشً بًوً. كىقػىوٍليوي: كىمىنٍ تػىوىلىَّ فىما أىرٍسى

عًدى كىت٧ىىا، كىكىافى لىكى  غي فىمىنٍ اتبعك سى مًنى الٍأىجٍرً نىظًتَي مىا  عىلىيٍكى مًنٍوي إًفٍ عىلىيٍكى إًلاَّ الٍبىلاى
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حىصىلى لىوي، كىمىنٍ تػىوىلىَّ عىنٍكى خىابى كىخىسًرى كىلىيٍسى عىلىيٍكى مًنٍ أىمٍرهًً شىيٍءه، كىمىا جىاءى في 
، كىمىنٍ يػىعٍصً اللَّوى كىرىسيولىوي فىإًنَّوي لاى يىضيرُّ إًلاَّ »اتٟىٍدًيثً   مىنٍ ييطًعً اللَّوى كىرىسيولىوي فػىقىدٍ رىشىدى

 ّٖ« .نػىفٍسىوي 
Waspadailah untuk tidak kufur dan durhaka terhadap kebenaran 

yang disampaikan kepadamu. Allah berfirman: Barang siapa yang 

menaati rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang 

siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak 

mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Dan mereka 

mengatakan, "(Kewajiban kami hanyalah) taat." Tetapi apabila 

mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur 

siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah 

mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam 

hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah 

kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi Pelindung.‖ Allah SWT 

memberitahukan perihal hamba dan Rasul-Nya (yaitu Nabi 

Muhammad SAW.), bahwa barang siapa yang menaatinya, berarti ia 

taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepadanya, berarti ia 

durhaka kepada Allah. Hal tersebut tidak lain karena apa yang 

diucapkannya itu (Al-Qur'an) bukan menurut kemauan hawa 

nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diturunkan 

kepadanya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada 

kami Ahmad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abu 

Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah yang 

menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: Barang siapa 

yang taat kepadaku, berarti ia taat kepada Allah; dan barang siapa 

yang durhaka kepadaku, berarti ia durhaka kepada Allah. Barang 

siapa yang menaati amir(ku), berarti ia taat kepadaku; dan barang 

siapa yang durhaka kepada amir(ku), berarti ia durhaka kepadaku. 

Hadis ini disebutkan di dalam kitab Sahihain melalui riwayat Al-

A'masy dengan lafaz yang sama. Allah berfirman: ―Dan barang 

siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak 

mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.‖  Tugasmu 

bukan untuk itu, melainkan hanyalah menyampaikan. Untuk itu 

barang siapa yang mengikutimu, maka berbahagia dan selamatlah 

ia, sedangkan bagimu ada pahala yang semisal dengan pahala yang 

diperolehnya. Barang siapa yang berpaling darimu, maka rugi dan 

kecewalah dia, sedangkan kamu tidak dikenai beban sedikit pun dari 
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urusannya. Makna ayat ini sama dengan apa yang disebut oleh 

sebuah hadis yang mengatakan: ―Barang siapa yang menaati Allah 

dan Rasul-Nya, berarti ia telah mendapat petunjuk; dan barang siapa 

yang durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya 

dia tidak membahayakan selain hanya terhadap dirinya sendiri.‖ 

Contoh ini menggambarkan perbedaan antara penjelasan tafsir 

setelah diringkas dan sebelum diringkas dimana banyak penjelasan 

berulang yang dipangkas oleh Ahmad Syakir. 

Selanjutnya, contoh ringkasan Ahmad Syakir yang hanya  

menukilan hadis yang memiliki sanad yang kuat dan lafazhnya jelas 

saja dan Ahmad Syakir menghapus  riwayat-riwayat lain yang tidak 

sesuai dengan kriteria tersebut. Sebagaimana dalam menafsirkan QS. 

Hud/11:114 berikut: 

ًِٓ كِ
َ
ةَٓٱٓوَأ َٰٔ يَ ٓٓلطَّ ارِٓٱطَرَفََِ َٓ ٓٓلَّۡ ََ ِ ٌّ ٓ ا ۡوِِۚٓٱوَزُىفَا ٓٓلَِّ ٓٓلَۡۡصَنََٰجِٓٱإنَِّ ٓٱيذُْۡبَِۡۡ يِّ َٰلمَِٓٓاتَِِۚٓٓٔٓلصَّ ذَ

ٓ ََ َٰنرِِي ٓليِذَّ   ١١٤ذنِۡرَىَٰ
Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan 

petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. 

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan 

(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi 

orang-orang yang ingat. (Hud/ 11: 114) 

Ketika menafsirkan maksud potongan ayat فى ۖ  ىًبۖ  ييذ حىسىنىَٰتً ۖ  إًفَّ ٱؿ
ۖ  اتً   ى ٱلسَّيّْ   ini, Ibnu Katsir menyebutkan riwayat yang sangat banyak 

mengenai penafsiran potongan ayat ini, maka Ahmad Syakir 

berinisiatif untuk menukilkan riwayat yang jelas dan kuat saja dan 

menghapus riwayat-riwayat pendukung tanpa mengurangi maksud 

dari konten yang disampaikan Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat 

yang ditafsirkan.  

Berikut akan dipaparkan bentuk penafsiran Ibnu Katsir dan 

apa saja hadis-hadis yang dipangkas oleh Ahmad syakir dalam 

menafsirkan QS. Hud/11:114 ini. 

ناتً ييذٍىًبٍْى السَّيّْئاتً يػىقيوؿي إًفَّ فًعٍلى ات٠ىٍيػٍرىاتً ييكىفّْري الذُّنيوبى السَّالًفىةى   كىقػىوٍليوي: إًفَّ اتٟىٍسى
يـ أىتٍٛىدي كىأىىٍلي السُّنىنً عىنٍ أىمًتًَ الٍميؤٍمًنًتُى عىلًيّْ بٍنً  مىا كىمىا جىاءى في اتٟىٍدًيثً الَّذًم رىكىاهي الٍإً

دًيثنا نػىفىعىتًٍ اللَّوي تٔىا شىاءى أىفٍ يػىنػٍفىعىتًٍ أىبي طىالً  عٍتي مًنٍ رىسيوؿً اللَّوً حى : كينٍتي إًذىا تٝىً بو قىاؿى
ثىتًٍ أىبيو بىكٍرو كىصىدىؽى  قػٍتيوي، كىحىدَّ ثىتًٍ عىنٍوي أىحىده اسٍتىحٍلىفٍتيوي فىإًذىا حىلىفى يً صىدَّ مًنٍوي كىإًذىا حىدَّ
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: أىبيو بىكٍرو أىنَّوي تٝىً  مىا مًنٍ ميسٍلًمو ييذٍنًبي ذىنػٍبنا »عى رىسيوؿى اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى يػىقيوؿي
 ْٖ«  .فػىيىتػىوىضَّأي كىييصىلّْي رىكٍعىتػىتًٍُ إًلاَّ غىفىرى لىوي 

Firman Allah SWT: ―sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik 

itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.‖ 

Sesungguhnya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik itu 

dapat menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu, seperti yang 

disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam 

Ahmad dan para pemilik kitab Sunnah melalui Amirul Mu‘minin Ali 

ibnu Abu Talib yang mengatakan, "Aku apabila mendengar dari 

Rasulullah Saw. suatu hadis secara langsung, maka Allah 

memberikan manfaat kepadaku dengan melaluinya menurut apa yang 

dikehendaki-Nya. Yakni aku mengamalkannya secara langsung. 

Tetapi apabila aku mendengar suatu hadis dari orang lain, maka 

terlebih dahulu aku sumpahi orang itu untuk kebenarannya. Apabila 

orang itu mau bersumpah kepadaku, maka aku baru mempercayainya 

(dan mengamalkannya). Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar, 

dan benarlah Abu Bakar dengan apa yang diceritakannya, bahwa ia 

pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: ―Tidak sekali-kali 

seorang mukmin melakukan suatu dosa (kecil), lalu ia melakukan 

wudu dan salat dua rakaat, melainkan diberikan ampunan 

baginya (atas dosanya itu).‖ 

Hadis yang diriwayatkan oleh  Imam Ahmad dan perawi 

kitab-kitab sunan di atas dihapus oleh Ahmad Syakir karena adanya 

hadis yang matannya serupa dan kedudukannya lebih shahîh yang 

diriwayatkan oleh Imam al-Bukhariy dan Imam Muslim dengan 

tujuan untuk meringkas tafsir Ibnu Katsir sehingga mudah dipahami 

oleh pembaca. 

Hadis shahîh yang dinukilkan oleh Ahmad Syakir dari tafsir 

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini adalah:  

عىنٍ أىمًتًَ الٍميؤٍمًنًتُى عيثٍمىافى بٍنً عىفَّافى أىنَّوي تػىوىضَّأى ت٢ىيمٍ كىويضيوءً رىسيوؿً اللَّوً كىفي الصَّحًيحىتًٍُ 
ا رىأىيٍتي رىسيوؿى اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى يتوضأ  : ىىكىذى صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى ثُيَّ قىاؿى

ا ثُيَّ »كقاؿ:  صىلَّى رىكٍعىتػىتًٍُ لاى يَيىدّْثي فًيٍهًمىا نػىفٍسىوي غيفًرى لىوي مىا  من توضأ كيضيوئًي ىىذى
ىـ مًنٍ ذىنبًٍوً   ٖٓ«  .تػىقىدَّ
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Di dalam kitab Shahîhain disebutkan sebuah hadis melalui Amirul 

Mu‘minin Usman ibnu Affan, bahwa dia berwudu di hadapan mereka 

seperti wudhu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian ia 

mengatakan, "Demikianlah wudhu yang pernah aku lihat dari 

Rasulullah SAW melakukannya, lalu Rasulullah SAW bersabda 

(sesudahnya): ―Barang siapa yang melakukan wudu seperti wuduku 

ini, kemudian mengerjakan salat dua rakaat tanpa berbicara kepada 

dirinya sendiri dalam dua rakaatnya (yakni ia lakukan keduanya 

dengan khusyuk), maka diberilah ampunan baginya atas dosa-

dosanya yang terdahulu.‖ 

Ahmad Syakir dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir terkait 

tafsiran ayat ini, telah menghapus delapan belas hadis yang cukup 

panjang dengan makna serupa dan kedudukan hadis-hadis tersebut 

tidak sampai pada derajat shahîh. Diantara riwayat-riwayat dalam 

tafsir Ibnu Katsir yang dihapus Ahmad Syakir adalah: 

Pertama, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Jarir dari Abi ‗Uqail 

ibn Mu‘id yang mendengarkan hadis dari budak ‗Utsman. Ia 

menceritakan suatu hari ‗Utsman bersama mereka lalu datanglah 

seorang muazin lalu ‗Utsman meminta senampan air sekitar satu mud 

yang digunakan untuk berwudhu seraya menjelaskan bahwa 

Rasulullah SAW pernah berwudhu seperti cara berwudhu yang dia 

lakukan saat ini dan ‗Utsman membacakan hadis Nabi yang bersabda: 

―Barang siapa yang berwudhu seperti wudhu aku ini kemudian dia 

melaksanakan shalat zhuhur, maka akan diampuni dosanya antara 

shalat shubuh hingga zhuhur, kemudian jika dia menunaikan shalat 

ashar, maka akan diampuni dosanya antara shalat zhuhur sampai 

shalat ashar, kemudian dia menunaikan shalat maghrib maka akan 

diampuni dosanya antara shalat ashar hingga maghrib, kemudian jika 

dia menunaikan shalat isya maka akan diampuni dosanya antara 

maghrib dan isya. Kemudian dia tidur lalu bangun dan berwudhu 

untuk menunaikan shalah shubuh maka akan diampuni dosanya 

antara isya sampai shubuh. Kebaikan itu menghapus segla keburukan 

sebelumnya.
86

Lafaz hadis disertakan peneliti pada catata kaki. 
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 Hadis yang dihapus tersebut adalah hadis berikut sebagaimana dikutip dari Ibn 

Katsir, Tafsîr Al-Qur`ân al-‗Azhîm, jilid 4, hal. 305. 

يـ أىتٍٛىدي  مىا عٍفىرً بٍني جىريًرو « ٓ»كىرىكىل الٍإً عى مًنٍ حىدًيثً أىبي عيقىيٍلو زيىٍرىةى بٍنً مىعٍبىدو أىنَّ « ٔ»كىأىبيو جى افي يػىوٍمنا  وي تٝىً لىسى عيثٍمى : جى تٟىٍارًثى مىوٍلىى عيثٍمىافى يػىقيوؿي
افي تٔىاءو في إًنىاءو أىظينُّوي سىيىكيوفي فًيوً قىدٍرى ميدٍّ فػىتػىوى  : رىأىيٍتي رىسيوؿى اللَّوً صىلَّى اللَّوي كىجىلىسٍنىا مىعىوي فىجىاءىهي الٍميؤىذّْفي فىدىعىا عيثٍمى لَّمى يػىتػىوىضَّأي كيضيوئًي ضَّأى ثُيَّ قىاؿى عىلىيٍوً كىسى

ا ثُيَّ قىاؿى  ةً الصُّبٍحً ثُيَّ صىلَّى الٍعىصٍرى »ىىذى ىـ فصلى صلاة الظهر غفر لو ما بػىيػٍنىوي كىبػىتٍُى صىلاى ا ثُيَّ قىا ةً الظُّهٍرً ثُيَّ مىنٍ تػىوىضَّأى كيضيوئًي ىىذى  غيفًرى لىوي مىا بػىيػٍنىوي كىبػىتٍُى صىلاى
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Setelah menghapus riwayat tersebut, Ahmad Syakir 

menukilkan hadis berikut dalam menafsirkan ayat ini.  

: كفي الصحيح عىنٍ أىبي ىيرىيػٍرىةى عىنٍ رىسيوؿً اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى أىنَّوي  أىرىأىيػٍتيمٍ لىوٍ »قىاؿى
يٍئنا؟  أىفَّ ببًىابً أىحىدكًيمٍ نػىهٍرنا غىمٍرنا يػىغٍتىسًلي فًيوً كيلَّ يػىوٍوـ تٜىٍسى مىرَّاتو ىىلٍ يػيبٍقًي مًنٍ دىرىنوًً شى

كذلك الصَّلىوىاتي ات٠ىٍمٍسي يمىٍحيو اللَّوي ًًّٔنَّ الذُّنيوبى » قىاليوا: لاى يىا رىسيوؿى اللَّوً قاؿ:
 ٕٖ«  .طىايىاكىات٠ىٍ 

"Bagaimanakah pendapat kalian seandainya di depan rumah 

seseorang di antara kalian terdapat sebuah sungai yang airnya 

berlimpah, lalu ia mandi lima kali sehari di dalamnya setiap harinya, 

apakah masih ada yang tersisa dari kotoran yang ada pada 

tubuhnya?‖ Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah.‖ 

Rasulullah SAW bersabda, "Demikian pula halnya salat lima waktu, 

Allah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan 

dengannya." 

Kedua, Ahmad Syakir menghapus penjelasan Ibnu Katsir 

berikutnya yang diriwayatkan dari hadis Muslim. Hadis ini 

menceritakan tentang shalat lima waktu, dari Jumat ke Jumat 

berikutnya, dari Ramadhan ke ramadhan berikutnya tersebut 

menggugurkan dosa-dosa antara rentang waktu tersebut selama 

hamba tidak melakukan dosa besar.
88

 Alasan penghapusan ini 

menurut peneliti karena riwayat ini serupa kontennya dengan hadis 

sahih sebelumnya sehingga tidak perlu dikuatkan lagi dengan riwayat 

tambahan dan secara maknapun, penukilan hadis sebelumnya sudah 

cukup untuk mewakili penjelasan ayat.  

Ketiga, Ahmad Syakir menghapus penjelasan Ibnu Katsir 

yang menukilkan riwayat Imam Ahmad terkait ayat ini. Riwayat 

Ahmad menceritakan faedah antara shalat ke shalat berikutnya 

                                                                                                                              
ةً صىلَّى الٍمى  نىوي كىبػىتٍُى صىلاى ةً الٍعىصٍرً ثُيَّ صىلَّى الٍعىشىاءى غيفًرى لىوي مىا بػىيػٍ ىـ فػىتػىوىضَّأى غٍرًبى غيفًرى لىوي مىا بػىيػٍنىوي كىبػىتٍُى صىلاى لىتىوي ثُيَّ إًفٍ قىا غٍرًبً ثُيَّ لىعىلَّوي يىبًيتي يػىتىمىرَّغي لىيػٍ الٍمى

نػىهى  يّْئىاتً كىصىلَّى الصُّبٍحى غيفًرى لىوي مىا بػىيػٍ نىاتي ييذٍىًبٍْى السَّ ةً الٍعًشىاءً كىىينَّ اتٟىٍسى  « .ا كىبػىتٍُى صىلاى
87

 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 2, hal. 

244. 
88

 Penjelasan yang dimaksud oleh Ahmad Muhammad Syakir adalah hadis berikut 

sebagaimana dikutip dari Ibnu Katsir, Tafsîr Al-Qur`ân al-‗Azhîm, jilid 2, hal. 305 : 

: : كىقىاؿى ميسٍلًمه في صىحًيحًوً  عًيدو قىالاى ثػىنىا أىبيو الطَّاىًرً كىىىاريكفي بٍني سى ثػىنىا ابٍني كىىٍبو عىنٍ أىبي صىخٍرو أىفَّ عيمىرى بٍنى إًسٍحىاؽى مىوٍلىى زىائدًىةى حىدَّثىوي عىنٍ أىبًيوً حىدَّ حىدَّ
: افى يػىقيوؿي رمضاف إلى رمضاف مكفرات ت١ا بينهن ما الصَّلىوىاتي ات٠ىٍمٍسي كىاتٞيٍميعىةي إًلىى اتٞمعة ك » عىنٍ أىبي ىيرىيػٍرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى كى

بىائرًي   «اجٍتينًبىتً الٍكى
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mengugurkan dosa dalam rentang waktu tersebut.
89

 Riwayat Ahmad 

ini juga sama dari sisi konten dengan riwayat sebelumnya. 

Keempat, Ahmad Syakir menghapus riwayat yang dinukilkan 

oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Jarir melalui jalur  Muhammad ibn Auf. 

Riwayat ini menceritakan bahwa shalat lima waktu itu dijadikan 

sebagai penghapus dosa-dosa yang dilakukan dalam rentang waktu 

shalat tersebu. Lalu riwayat ini menukilkan firman Allah tentang 

kebaikan yang menghapus segala keburukan.
90

Makna hadis ini 

hampir sama dengan yang sebelumnya. 

Ahmad Syakir menukilkan riwayat dari Imam al-Bukhariy 

tanpa menukilkan silsilah sanadnya, sebagaimana dalam kutipan 

berikut: 

ثػىنىا يىزيًدي بٍني زيرىيٍعو عىنٍ سيلىيٍمىافى التػَّيٍمًيّْ عىنٍ   عًيدو حىدَّ ثػىنىا قػيتػىيٍبىةي بٍني سى  كىقىاؿى الٍبيخىارمًُّ: حىدَّ
أىبي عيثٍمىافى النػَّهٍدًمّْ عىنً ابٍنً مىسٍعيودو أىفَّ رىجيلان أىصىابى مًنً امٍرىأىةو قػيبػٍلىةن فىأىتىى النَّبَِّ صىلَّى 

عىلىيٍوً كىسىلَّمى فىأىخٍبػىرىهي فىأىنػٍزىؿى اللَّوي كىأىقًمً الصَّلاةى طىرىفيىً النَّهارً كىزيلىفان مًنى اللَّيٍلً إًفَّ اللَّوي 
 : ناتً ييذٍىًبٍْى السَّيّْئاتً فػىقىاؿى الرجل يا رسوؿ الله أي ىذا؟ قىاؿى تًٞىمًيعً أيمَّتًي  »اتٟىٍسى

 ُٗ.« كيلّْهًمٍ 
Imam Bukhariy mengatakan, telah menceritakan kepada kami 

Qutaibah ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu 

Zurai', dari Sulaiman at-Taimiy, dari Abu Usman an-Nahdi, dari 

Ibnu Mas'ud, bahwa pernah ada seorang lelaki mencium seorang 

wanita, lalu ia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan apa yang 

telah dilakukannya itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya: ―Dan 

dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan 

pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan 

yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang 

buruk. (Hud: 114) Lalu lelaki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, 
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 Penjelasan yang dimaksud oleh Ahmad Muhammad Syakir adalah hadis berikut 

sebagaimana dikutip dari Ibnu Katsir, Tafsîr Al-Qur`ân al-‗Azhîm, jilid 2, hal. 305 : 

يـ أىتٍٛىدي  مىا ثػىنىا إًتٍٝىاعًيلي بٍني عىيَّاشو عىنٍ ضىمٍضىمً بٍنً زيرٍعىةى عىنٍ شيرىيٍحً بٍنً عيبػىيٍدو أى حىدَّ  .كىقىاؿى الٍإً مٍعًيَّ كىافى ثػىنىا اتٟىٍكىمي بٍني نىافًعو حىدَّ فَّ أىبىا ريىٍمو السَّ
: يَيىدّْثي أىفَّ أبا أيوب الأنصارم حىدَّثىوي أىفَّ رىسيوؿى اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كسل افى يػىقيوؿي ةو تٖىيطُّ مىا بػىتٍُى يىدىيػٍهىا مًنٍ خىطًيئىةو »م كى  «إًفَّ كيلَّ صىلاى
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عٍفىرً بٍني جىريًرو  .. ثػىنىا أىبي عىنٍ ضىمٍضىمً بٍنً زيرٍعىةى عىنٍ شيرى  .كىقىاؿى أىبيو جى ثػىنىا ت٤يىمَّدي بٍني إًتٍٝىاعًيلى حىدَّ دَّ ثػىنىا ت٤يىمَّده بٍني عىوٍؼو حى يٍحً بٍنً عيبػىيٍدو عىنٍ حىدَّ
: قىاؿى رىسيوؿي اللَّوً صىلَّى اللَّ  نػىهينَّ »وي عىلىيٍوً كىسىلَّمى: أىبي مىالًكو الٍأىشٍعىرمًّْ قىاؿى ا بػىيػٍ  فىإًفَّ اللَّوى قىاؿى إًفَّ اتٟىٍسىناتً ييذٍىًبٍْى السَّيّْئاتً « جيعًلىتً الصَّلىوىاتي كىفَّارىاته لًمى
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apakah hal ini khusus bagiku?" Rasulullah SAW menjawab: ―Untuk 

seluruh umatku.‖ 

Kelima, Ahmad Syakir menghapus riwayat Ahmad, Muslim, 

at-Tirmidzy, an-Nasa‘iy dan Ibnu Jarir serta silsilah sanad dalam 

hadis tersebut.  Hadis ini menceritakan tentang kisah seorang pemuda 

yang menceritakan penyesalannya kepada Rasululah SAW apa yang 

dilakukannya dengan seorang perempuan di sebuah taman, namun dia 

tidak sampai menggauli perempuan tersebut. Pemuda ingin bertaubat 

dan meminta Rasulullah SAW memberikan sanksi untuknya. 

Rasulullah hanya terdiam dan pemuda itupun pergi dengan sungkan, 

kemudian Umar menasehati pemuda itu untuk menutup aibnya 

karena Allah menutupinya. Selang beberapa saat Rasulullah 

memanggilnya seraya menasehatinya dengan ayat surat Hud ayat 

114.
92

Riwayat ini dinukilkan dan tidak dihapus karena kedudukannya 

yang shahîh. 

Keenam, Ahmad Syakir mengapus riwayat Imam Ahmad 

berikutnya karena riwayat yang dinukilkan memiliki maksud serupa 

dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Riwayat ini menceritakan 

bahwa Allah menentukan tingkah laku hamba-Nya sebagai 

menentukan rezeki mereka. Allah memberikan dunia kepada hamba 

yang dicintai-Nya maupun tidak dicintai-Nya. Namun Allah hanya 

memberikan agama hanya kepada hamba yang dicintai-Nya. Barang 

siapa yang Allah berikan agama kepadanya, maka Allah mencinta-

Nya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan seraya bersumpah 

bahwa tidaklah seorang hamba berserah diri hingga ia benar-benar 

berserah diri dengan sepenuh hatinya dan ucapannya, dan tidaklah 

seorang hamba dianggap beriman hingga tetangganya merasa aman 

dari sikap buruknya, hingga Rasulullah bersabda bahwa keburukan 

yang dilakukan akan gugur dengan kebaikan setelahnya.
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 Penjelasan yang dihapus tersebut adalah hadis berikut: 

ةً كىأىخٍرىجىوي في التػَّفٍسًتًَ عىنٍ ميسىدَّدو عىنٍ يىزيًدى بٍنً زيرىيٍعو بًنىحٍوهًً كىرى  كىاهي ميسٍلًمه كىأىتٍٛىدي كىأىىٍلي السُّنىنً إًلاَّ أىبىا دىاكيدى مًنٍ ىىكىذىا رىكىاهي في كًتىابً الصَّلاى
افى النػَّهٍدًمّْ كىاتٍٝيوي عىبٍدي الرَّتٍٛىنً بٍني مل بو. ائًيُّ كىابٍني جىريًرو كىىىذىا لىفٍظيوي مًنٍ طيريؽو عىنٍ تًٝىاؾً بٍنً  طيريؽو عىنٍ أىبي عيثٍمى كركاه الإماـ أتٛد كمسلم كىالتػّْرٍمًذًمُّ كىالنَّسى

عى إًبػٍرىاىًيمى بٍنى يىزيًدى يَيىدّْ  اءى رىجيله إًلىى رىسيوؿً اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّ حىرٍبو أىنَّوي تٝىً ةى كىالٍأىسٍوىدً عىنً ابٍنً مىسٍعيودو قىاؿى جى : يىا رىسيوؿى اللَّوً إًنيّْ ثي عىنٍ عىلٍقىمى مى فػىقىاؿى
رى أىنيّْ لمىٍ أيجىامًعٍ  رى ذىلًكى فىافػٍعىلٍ بي مىا شًئٍتى فػىلىمٍ يػىقيلٍ رىسيوؿً اللَّوً صىلَّى الكىجىدٍتي امٍرىأىةن في بيسٍتىافو فػىفىعىلٍتي ًّٔىا كيلَّ شىيٍءو غىيػٍ ٍ أىفػٍعىلٍ غىيػٍ لَّوي هىا قػىبػَّلٍتػيهىا كىلىزمًٍتػيهىا كىلمى

تػىرى عىلىى نػىفٍسًوً، فى  تػىرى اللَّوي عىلىيٍوً لىوٍ سى : لىقىدٍ سى يٍئنا فىذىىىبى الرَّجيلي. فػىقىاؿى عيمىري : عىلىيٍوً كىسىلَّمى شى ريدُّكهي »أىتػٍبػىعيوي رىسيوؿي اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى بىصىرىهي ثُيَّ قىاؿى
للًذَّاكًريًنى فػىقىاؿى ميعىاذه كىفي ركًىايىةً عيمىرى يىا  السَّيّْئاتً ذلًكى ذكًٍرل فػىرىدُّكهي عىلىيٍوً فػىقىرىأى عىلىيٍوً أىقًمً الصَّلاةى طىرىفيىً النَّهارً كىزيلىفان مًنى اللَّيٍلً إًفَّ اتٟىٍسىناتً ييذٍىًبٍْى « عىلىيَّ 

  .« بىلٍ للًنَّاسً كىافَّةن »رىسيوؿى اللَّوً ألو كحده أـ للناس كافة؟ قاؿ: 
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Ketujuh, Ahmad Syakir mengapus riwayat yang dinukilkan 

Ibnu Katsir dari Ibnu Jarir ath-Thabariy karena dinilai sama 

penjelasannya dengan yang sebelumnya. Riwayat ini menceritakan 

tentang kejadian seorang pemuda berkencan dengan seorang 

perempuan namun tidak sampai kepada zina, pemuda ini ingin 

bertaubat dan mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta saran. 

Rasulullah memilih diam dan tidak menjawab apapun hingga 

turunlah ayat surat Hud ayat 114 tersebut.
94

 

Jika diteliti, sebenarnya pada riwayat ini sudah mewakili 

penafsiran yang dimaksud oleh ayat dan  penjelasan-penjelasan 

berikutnya hanya akan memperpanjang penjelasan dalam penafsiran. 

Senada dengan ini, Musaid Sulaiman ath-Thayyar pernah 

mengomentari tafsir ath-Thabariy yang mengakui bahwa beliau akan 

menukilkan penjelasan apa saja yang berkaitan dengan tafsir 

termasuk menukilkan hadis-hadis yang banyak yang berkaitan 

dengan ayat. Musaid mengungkapkan: ―Tambahan-tambahan 

penjelasan dalam kitab-kitab tafsir dengan beragam materi (seperti 

fiqih, hadis, dan lain sebagainya) tidak memperkuat penafsiran 

tersebut, maka didapati para penulis tafsir yang ahli dalam beragam 

pengetahuan akan berupaya memasukkan penjelasan-penjelasan 

tambahan dalam tafsirnya tersebut walaupun tidak ada kaitannya 

dengan tema yang dibahas, dan inilah penyebab meluasnya 

penafsiran...dan tebalnya kitab-kitab tafsir.‖
95

  

Kedelapan, Ahmad Syakir menghapus juga riwayat yang 

dinukilkan Ibnu Katsir dari Imam Ahmad dari jalur riwayat Yunus 

dan ‗Affan karena dinilai sama penjelasannya dengan yang 

                                                                                                                              
ثػىنىا أىبىافي بٍني إًسٍحىاؽى عىنً الصَّبَّاحً بٍنً ت٤يى  ثػىنىا ت٤يىمَّدي بٍني عيبػىيٍدو حىدَّ دَّ يـ أىتٍٛىدي  : حى مىا : كىقىاؿى الٍإً انيّْ عىنٍ عىبٍدً اللَّوً بٍنً مىسٍعيودو قىاؿى مَّدو عىنٍ ميرَّةى ات٢ٍىمٍدى

لَّمى: قىاؿى رسوؿ الله  نػٍيىا مىنٍ يَيً »صلى اللَّوي عىلىيٍوً كىسى ا قىسىمى بػىيػٍنىكيمٍ أىرٍزىاقىكيمٍ كىإًفَّ اللَّوى يػيعٍطًي الدُّ قىكيمٍ كىمى بُّ كىلاى إًفَّ اللَّوى قىسىمى بػىيػٍنىكيمٍ أىخٍلاى بُّ كىمىنٍ لاى يَيً
ينى إًلاَّ مىنٍ أىحىبَّ فىمىنٍ أىعٍطىاهي اللَّوي الدّْ   يىأٍمىنى جىاريهي ينى فػىقىدٍ أىحىبَّوي كىالَّذًم نػىفٍسًي بيًىدًهً لاى ييسٍلًمي عىبٍده حىتىَّ ييسٍلًمى قػىلٍبيوي كىلًسىانيوي كىلاى يػيؤٍمًني حىتىَّ يػيعٍطًي الدّْ

: « بػىوىائقًىوي  : قػيلٍنىا: كىمىا بػىوىائقًيوي يىا نىبَِّ اللَّوً؟ قىاؿى وي كىظيلٍميوي كىلاى يىكٍسًبي عى »قىاؿى بٍده مىالان حىرىامنا فػىيػينٍفًقى مًنٍوي فػىييبىارىؾى لىوي فًيوً كىلاى يػىتىصىدَّؽي فػىيػيقٍبىلى مًنٍوي كىلاى يػىتػٍريكيوي غًشُّ
يّْئى باًتٟىٍسى   « .يثى لاى يمىٍحيو ات٠ىٍبًيثى نً إًفَّ ات٠ىٍبً خىلٍفى ظىهٍرهًً إًلاَّ كىافى زىادىهي إًلىى النَّارً إًفَّ اللَّوى لاى يمحو السيئ بالسيء كىلىكًنٍ يمىٍحيو السَّ

94
 Penjelasan yang dimaksud oleh Ahmad Muhammad Syakir adalah hadis berikut 
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ثػىنىا .كىقىاؿى ابٍني جىريًرو  دَّ ائًبً حى ثػىنىا أىبيو السَّ دَّ في ابٍني ميعىتّْبو رىجيلان مًنى الٍأىنٍصىارً فػىقىاؿى يى  : حى : كىافى فيلاى ا رىسيوؿى اللَّوً أىبيو ميعىاكًيىةى عىنً الٍأىعٍمىشً عىنٍ إًبػٍرىاىًيمى قىاؿى
هىا مىا يػىنىاؿي الرَّجيلي من أىلو إلا أني لم أكاقعها فػىلىمٍ يىدٍرً رىسيوؿي  يبيوي حىتىَّ نػىزىلىتٍ ىىذًهً الٍآيىةى كىأىقًمً  دىخىلٍتي عىلىى امٍرىأىةو فىنًلٍتي مًنػٍ لَّمى مىا يجيً اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسى

ناتً ييذٍىًبٍْى السَّيّْئاتً ذلًكى ذكًٍرل لًلذَّاكًريًنى فى  ىىا عىلىيٍوً كىعىنً ابٍنً عىبَّاسو أىنَّوي عىمٍريك بٍني دىعىاهي رىسيوؿي اللَّوً فػىقىرىأى الصَّلاةى طىرىفيىً النَّهارً كىزيلىفان مًنى اللَّيٍلً إًفَّ اتٟىٍسى
اري كىقىاؿى ميقىاتًله ىيوى أىبيو نػيفىيٍلو عىامًري بٍني قػىيٍسو الٍأىنٍصىارمًُّ كىذىكىرى ات٠ىٍ  رً كىعٍبي بٍني عىمٍروك.غىزيًَّةى الٍأىنٍصىارمًُّ التَّمَّ   طًيبي الٍبػىغٍدىادًمُّ أىنَّوي أىبيو الٍيىسى
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sebelumnya meskipun dalam jalur periwayatan yang berbeda. Hadis 

ini menceritakan seorang pemuda mendatangi Umar dan 

menceritakan bahwa ia menjalin hubungan dengan seorang 

perempuan namun tidak sampai kepada perzinahan, Umar tidak tahu 

harus menjawab apa terhadapnya hingga menyuruh sang pemuda 

mendatangi Abu Bakar dan Abu Bakar membacakan kepadanya surat 

Hud ayat 114
96

 

Kesembilan, Ahmad Syakir mengapus kembali riwayat yang 

dinukilkan Ibnu Katsir dari Ibnu Jarir ath-Thabariy dari hadis Qais 

ibn Rab‘ karena dinilai sama penjelasannya dengan yang sebelumnya 

meskipun dalam jalur periwayatan yang berbeda. Hadis ini 

menceritakan seorang pemuda yang didatangi oleh seorang 

perempuan penjual kurma, lalu pemuda ini meminta perempuan 

tersebut datang ke rumahnya dan ia tertarik padanya namun tidak 

sampai pada perzinahan. Pemuda ini menceritakan kepada Umar apa 

yang dialaminya. Umar memintanya untuk menutupi aib dirinya dan 

meminta pemuda tersebut bersabar hingga Umar mendatangi Abu 

Bakar untuk meminta pendapat, dan Abu Bakar membacakan surat 

Hud/11:114.
97

 

Kesepuluh, Ahmad Syakir mengapus delapan riwayat 

berikutnya yang dinukilkan Ibnu Katsir dari beberapa rawi seperti ad-
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 Penjelasan yang dimaksud oleh Ahmad Muhammad Syakir adalah hadis berikut 

sebagaimana dikutip dari Ibnu Katsir, Tafsîr Al-Qur`ân al-‗Azhîm, jilid 4, hal. 305 : 

يـ أىتٍٛىدي  مىا ةى عىنٍ عىلًيّْ بٍنً زىيٍدو قىاؿى عفاف أنبأنا ع .كىقىاؿى الٍإً ثػىنىا تٛىَّاده يػىعٍتًٍ ابٍنى سىلىمى : حىدَّ ثػىنىا ييونيسي كىعىفَّافي قىالاى لي بن يزيد عىنٍ ييوسيفى بٍنً مًهٍرىافى عىنً حىدَّ
لٍتػيهىا الدَّكٍلىى ابٍنً عىبَّاسو أف رجلا أت اءىتٍ تػيبىايًعيوي فىأىدٍخى هىا مىا ديكفي اتًٍٞمىاعً، فػىقىاؿى كىيَىٍكى لىعىلَّهىا ميغًيبىةه  «ى عمر فقاؿ إنامٍرىأىةه جى في سبيل الله؟ قاؿ  .فىأىصىبٍتي مًنػٍ

لَّمى فػىقىاؿى لىوي مًثٍلى أجل، قاؿ فائت أبا بكر فسلو. قىاؿى فىأىتىاهي فىسىأىلىوي فػىقىاؿى لىعىلَّهىا ميغًيبىةه في  بًيلً اللَّوً؟ فػىقىاؿى مًثٍلى قػىوٍؿً عيمىرى ثُيَّ أىتىى النَّبِّْ صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسى  سى
بًيلً اللَّوً »ذىلًكى قىاؿى  ناتً ييذٍىًبٍْى السَّيّْئاتً إًلىى آخًرً الٍآيىةً، فػىقىاؿى يىا  كىنػىزىؿى الٍقيرٍآفي كىأىقًمً الصَّلاةى طىرىفيىً النَّهارً كىزيلىفان مًنى « فػىلىعىلَّهىا ميغًيبىةه في سى اللَّيٍلً إًفَّ اتٟىٍسى

وً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى: بىلٍ للًنَّاسً عىامَّةن فػىقىاؿى رىسيوؿي اللَّ  رىسيوؿى الله ي خىاصَّةن أىٍـ للًنَّاسً عىامَّةن؟ فىضىرىبى يػىعٍتًٍ عيمىرى صىدٍرىهي بيًىدًهً كىقىاؿى لاى كىلاى نػىعٍمىةى عىتٍُو 
 « صىدىؽى عيمىري »
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عٍفىرً بٍني جىريًرو  يـ أىبيو جى مىا عٍبً بٍنً  .كىرىكىل الٍإً رً كى وٍىًبو عىنٍ ميوسىى بٍنً طىلٍحىةى عىنٍ أىبي الٍيىسى مًنٍ حىدًيثً قػىيٍسً بٍنً الرَّبًيعً عىنٍ عيثٍمىافى بٍنً مى
رٍن  هىا فػىقىبػَّلٍتػيهىا فىأىتػىيٍتي عيمىرى فىسىأى عىمٍروك الٍأىنٍصىارمًّْ قىاؿى أىتػىتٍتًٍ امٍرىأىةه تػىبٍتىاعي مًتٍّْ بًدًرٍىىمو ت٘ى ا فىدىخىلىتٍ فىأىىٍوىيٍتي إًلىيػٍ لٍتيوي فػىقىاؿى ا فػىقيلٍتي إًفَّ في الٍبػىيٍتً ت٘را أجود مًنٍ ىىذى

ا قىاؿى فػىلىمٍ أىصٍبرٍ حىتىَّ اتَّقً اللَّوى كىاسٍتػيرٍ عىلىى نػىفٍسًكى كىلاى تٗيٍبرىفَّ أىحىدنا فػىلىمٍ أىصٍبرٍ حىتىَّ أىتػىيٍتي أىبىا بىكٍرو فىسى  أىلٍتيوي فػىقىاؿى اتَّقً اللَّوى كىاسٍتػيرٍ عىلىى نػىفٍسًكى كىلاى تٗيٍبرىفَّ أىحىدن
بًيلً اللَّوً في أىىٍلًوً تٔثًٍ »أىتػىيٍتي النَّبَِّ صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى فىأىخٍبػىرٍتيوي فػىقىاؿى  حىتىَّ ظىنػىنٍتي أىنيّْ مًنٍ أىىٍلً النَّارً حىتىَّ ت٘ىىنػَّيٍتي أىنيّْ « لً ىىذىاأىخىلىفٍتى رىجيلان غىازيًنا في سى

اعىةن فػىنػىزىؿى جًبٍريًلي فقاؿ أبو اليسر اعىتىئًذو فىأىطٍرىؽى رىسيوؿي اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى سى رىفيىً النَّهارً كىزيلىفان فجئت فقرأ عليٌ رسوؿ اللَّوي كىأىقًمً الصَّلاةى طى  أىسٍلىمٍتي سى
يّْئاتً ذلًكى ذكًٍرل للًذَّاكًريًنى فقاؿ إنساف: يا رسوؿ الله لو خىاصَّةن أى ٍـ ناتً ييذٍىًبٍْى السَّ   «للًنَّاسً عىامَّةن » للًنَّاسً عىامَّةن؟ قىاؿى مًنى اللَّيٍلً إًفَّ اتٟىٍسى
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Daruquthniy, Abd ar-Razzaq, riwayat Ibnu Jarir berikutnya, empat 

riwayat Imam Ahmad berikutnya, riwayat Abu Ya‘la.
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 Penjelasan yang dimaksud oleh Ahmad Muhammad Syakir adalah hadis berikut 

sebagaimana dikutip dari Ibnu Katsir, Tafsîr Al-Qur`ân al-‗Azhîm, jilid 4, hal. 306 : 

 Riwayat ad-Daruquthniy yang dihapus Ahmad Muhammad Syakir dalam 

meringkas tafsir Ibnu Katsir sebagai berikut: 

ثػىنىا جىريًره عى كىقىاؿى اتٟىٍافًظي أىبيو اتٟىٍسىنً ا . ثػىنىا ييوسيفي بٍني ميوسىى حىدَّ ثػىنىا اتٟيٍسىتٍُي بٍني إًتٍٝىاعًيلى الٍمىحىامًلًيُّ حىدَّ ارىقيطٍتًٍُّ حىدَّ لًكً بٍنً عيمىتٍَو عىنٍ عىبٍدً لدَّ نٍ عىبٍدً الٍمى
ا عًنٍدى  افى قىاعًدن : يىا رىسيوؿى اللَّوً مىا تػىقيوؿي في رىجيلو أىصىابى مًنً امٍرىأىةو  الرَّتٍٛىنً بٍنً أىبي لىيػٍلىى عىنٍ ميعىاذً بٍنً جىبىلو أىنَّوي كى النبِ صلى الله عليو كسلم فجاء رىجيله فػىقىاؿى

رى أىنَّوي لمىٍ يجيىامًعٍهىا؟ فػىقىاؿى  هىا غىيػٍ لُّ لو فلم يدع شيئا الرجل يصيبو مًنً امٍرىأىتوًً إًلاَّ قىدٍ أىصىابى مًنػٍ لَّمى:   لىوي النَّبُِّ لاى تٖىً تػىوىضَّأٍ كيضيوءنا حىسىننا ثُيَّ »صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسى
ذًهً الٍآيىةى يػىعٍتًٍ قولو: كىأىقًمً الصَّلاةى طىرىفيىً النَّهارً فػىقىاؿى ميعىاذه أيىًيى لى « قم فصلٌ  : فىأىنػٍزىؿى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ ىى بىلٍ لًلٍميسٍلًمًتُى »وي خىاصَّةن أىٍـ للًٍميسٍلًمًتُى عىامَّةن؟ قىاؿى

 مًنٍ طيريؽو عىنٍ عىبٍدً الٍمىلًكً بٍنً عيمىتٍَو بو.« ْ»كىرىكىاهي ابٍني جىريًرو « عىامَّةن 
 Riwayat Abd ar-Razzaq dari hadis Yahya ibn Jad‘ah mempunyai redaksi yang sama 

tentang kisah seorang pemuda yang berkencan dengan perempuan namun tidak sampai 

melakukan perzinahan. Riwayat yang dimaksud sebagai berikut: 

ةى أىفَّ رىجي  . عٍدى ثػىنىا ت٤يىمَّدي بٍني ميسٍلًمو عىنٍ عىمٍرًك بٍنً دًينىارو عىنٍ يَىٍتِى بٍنً جى لَّمى ذىكىرى امٍرىأىةن كىىيوى  لان مًنٍ أىصٍحىابً النَّبِّْ صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىقىاؿى عىبٍدي الرَّزَّاؽً حىدَّ كىسى
ا فىأىقػٍبىلى الرَّجيلي ييريًدي أىفٍ يػيبىشّْرى النَّبَِّ صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كى جىالًسه مىعى رىسيوؿً اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى فىاسٍتىأٍذىنىوي تٟىًاجىةو فىأىذًفى لىوي فىذىىىبى يىطٍليبػيهىا فػى  دٍىى لَّمى لىمٍ يجىً سى

هىا فىصىارى ذىكىريهي  ا كىجىلىسى بػىتٍُى رجًٍلىيػٍ رٍأىةى جىالًسىةن عىلىى غىدًيرو فىدىفىعى في صىدٍرىًى ىـ نىادًمنا حىتىَّ أىتىى النَّبَِّ صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى باًلٍمىطىرً فػىوىجىدى الٍمى مًثٍلى ات٢ٍيدٍبىةً فػىقىا
: كىتىلاى عىلىيٍوً كىأىقًمً الصَّلاةى طىرىفيىً النَّهارً كىزيلىفان مًنى اللَّيٍلً الٍآيىةى « اسٍتػىغٍفًرٍ رىبَّكى كىصىلّْ أىرٍبىعى رىكىعىاتو »وي: فأخبرىبًمىا صىنىعى فػىقىاؿى لى   قىاؿى

 

 Adapun riwayat Ibnu Jarir dari hadis Abu Umamah yang dihapus menceritakan 

tentang seorang pemuda yang meminta untuk dilaksanakan hudud untuknya. Hadis tersebut 

adalah: 

ثػىنىا إًسٍحىاؽي بٍني إًبػٍرىاىًيمى حىدَّثىتًٍ عىمٍريك بٍني اتٟىٍارًثً حى « : ِ»كىقىاؿى ابٍني جىريًرو  دَّ نً الزُّبػىيٍدًمّْ دَّثىتًٍ عىبٍدي اللَّوً بٍني سىالموً عى حىدَّثىتًٍ عىبٍدي اللَّوً بٍني أىتٍٛىدى بن سيبويو حى
لَّ  عى أىبىا أيمىامىةى يػىقيوؿي أىفَّ رىجيلان أىتىى النَّبَِّ صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسى لًيمً بٍنً عىامًرو أىنَّوي تٝىً : يىا رىسيوؿى اللَّوً أىقًمٍ فيَّ حىدَّ اللَّوً عىنٍ سى فىأىعٍرىضى عىنٍوي  -مىرَّةن أىكٍ اثنتتُ -مى فػىقىاؿى

ةي فػىلىمَّا فػىرىغى النَّبُِّ صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى رىسيوؿي اللَّ  : وً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى ثُيَّ أيقًيمىتً الصَّلاى ةً قىاؿى ا الرَّجيلي الٍقىائًلي أىقًمٍ فيَّ حىدَّ اللَّوً؟»مًنى الصَّلاى « أىيٍنى ىىذى
: أىتٍ٘ىمٍتى الٍويضي  : أىنىا ذىا. قىاؿى : قىاؿى : نػىعىمٍ. قىاؿى كأنزؿ الله على رسوؿ اللَّوي « فىإًنَّكى من خطيئتك كيوـ كلدتك أمك فلا تعد»وءى كىصىلَّيٍتى مىعىنىا آنفًنا؟ قىاؿى

.كًرً كىأىقًمً الصَّلاةى طىرىفيىً النَّهارً كىزيلىفان مًنى اللَّيٍلً إًفَّ اتٟىٍسىناتً ييذٍىًبٍْى السَّيّْئاتً ذلًكى ذكًٍرل للًذَّا   ينى
 Adapun riwayat Imam Ahmad yang dihapus dari hadis Mu‘az dan Abi Dzar 

berikut: 

يـ أىتٍٛىدي  . مىا : مىعى « ّ»كىقىاؿى الٍإً افى قىاؿى كينٍتي ثػىنىا تٛىَّادي بٍني سىلىمىةى أىنػٍبىأىنىا عىلًيّْ بٍنً زىيٍدو عىنٍ أىبي عيثٍمى دَّ ثػىنىا عىفَّافي حى لٍفىارسًًيّْ تٖىٍتى شىجىرىةو فىأىخىذى سىلٍمىافى ا حىدَّ
: يىا أىبىا عيثٍمىافى أىلاى تىسٍأىليتًٍ لًمى أىفػٍعىلي  ا فػىهىزَّهي حىتىَّ تٖىىاتَّ كىرىقيةه ثُيَّ قىاؿى هىا غيصٍننا يىابًسن ا قلت كلم تفعلو؟ قاؿ ىكذا فًعٍلً رىسيوؿً اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى مًنػٍ ىىذى

: كىأىقًمً الصَّلاةى طىرىفيىً النَّهارً كىزيلىفان فَّ الٍميسٍلًمى إًذىا تػىوىضَّأى فىأىحٍسىنى الٍويضيوءى ثُيَّ صىلَّى الصَّلىوىاتً ات٠ىٍمٍسى تٖىىاتَّتٍ خىطىايىاهي كىمىا يػىتىحىافقاؿ:إً  . كىقىاؿى تُّ ىىذىا الٍوىرىؽي
يّْ  ناتً ييذٍىًبٍْى السَّ .مًنى اللَّيٍلً إًفَّ اتٟىٍسى يـ أىتٍٛىدي  ئاتً ذلًكى ذكًٍرل لًلذَّاكًريًنى مىا بًيبً بٍنً أىبي ثىابًتو عىنٍ « : ْ»كىقىاؿى الٍإً ثػىنىا سيفٍيىافي عىنٍ حى دَّ ثػىنىا كىكًيعه حى حىدَّ

نىةى ت٘ىٍحيهىا كىخىالًقً النَّاسى تًٓيليقو حىسىنو أىتٍبًعً السَّيّْ »مىيٍميوفً بٍنً أىبي شىبًيبو عىنٍ معاذ أف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم قىاؿى لىوي: يىا ميعىاذي  كىقىاؿى  « .ئىةى اتٟىٍسى
يـ أىتٍٛىدي  مىا بًيبو عىنٍ أىبي ذىرو أىفَّ رىسيوؿى اللَّوً « : ٓ»الٍإً ثػىنىا سيفٍيىافي عىنٍ حىبًيبً عىنٍ مىيٍميوفً بٍنً أىبي شى دَّ ثػىنىا كىكًيعه حى لَّ حىدَّ : صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسى اتَّقً اللَّوى »مى قىاؿى

يٍثيمىا كينٍتى كىأىتٍبًعً السَّيّْئىةى اتٟىٍسىنىةى ت٘ىٍحيهىا كىخىالًقً النَّاسى تًٓيليقو حىسىنو  ثػىنىا الٍأىعٍمىشي عىنٍ شًٍِرً بٍنً عىطًيَّةى عىنٍ « ٔ»كىقىاؿى أىتٍٛىدي  « .حى ثػىنىا أىبيو ميعىاكًيىةى حىدَّ حىدَّ
: يىا رىسيوؿى اللَّوً أكصتٍ، قاؿ: أىشٍيىاخًوً عىنٍ أىبي  : قػيلٍتي : يىا رىسيوؿى اللَّوً أىمًنى اتٟىٍسىنىاتً لاى إلًىوى إًلاَّ « إذا عملت سيئة فأتبعها تْسنة ت٘ىٍحيهىا»ذىرٍّ قىاؿى : قػيلٍتي قىاؿى

 : افي بٍني عىبٍدً الرتٛن الزىرم عن كىلىدً كىقىاؿى اتٟىٍافًظي أىبيو يػىعٍلىى الٍميوصًلًيُّ حىدَّ  « .ىًيى أفضل اتٟسنات»اللَّوي؟ قىاؿى ثػىنىا عيثٍمى دَّ يٍلي بٍني إًبػٍرىاىًيمى اتٞيٍمَّانيُّ حى ثػىنىا ىيذى
: قىاؿى رىسيوؿي اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسى  عٍدً بٍنً أىبي كىقىاصو عىنً الزُّىٍرمًّْ عىنٍ أىنىسً بٍنً مىالًكو قىاؿى لاى إًلىوى إًلاَّ اللَّوي في سىاعىةو مًنٍ لىيٍلو أىكٍ نػىهىارو مىا قىاؿى عىبٍده »لَّمى: سى

. كىقىاؿى « مىا في الصَّحًيفىةً مًنى السَّيّْئىاتً حىتىَّ تىسٍكينى إًلىى مًثٍلًهىا مًنى اتٟىٍسىنىاتً « ُ»إًلاَّ طىلىسىتٍ  افي بٍني عىبٍدً الرَّتٍٛىنً يػيقىاؿي لىوي الٍوىقَّاصًيُّ فًيوً ضىعٍفه  عيثٍمى
ثػىنىا الضَّحَّاؾي بٍني ت٥ىٍ  ىـ قىالاى حىدَّ ىـ كىزىيٍدي بٍني أىخٍرى ثػىنىا بًشٍري بٍني آدى : يىا اتٟىٍافًظي أىبيو بىكٍرو الٍبػىزَّاري حىدَّ ثػىنىا مىسٍتيوري بٍني عىبَّادو عىنٍ ثىابًتو عىنٍ أىنىسو أىفَّ رىجيلان قىاؿى لىدو حىدَّ
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Penafsiran yang dihapus oleh Ahmad Syakir dari tafsir Ibnu 

Katsir dengan tujuan memudahkan pembaca memahami tafsir 

tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Syakir dalam 

muqaddimah mukhtasarnya, bahwa diantara alasan penghapusan 

sebagian penafsiran Ibnu Katsir adalah karena banyaknya terjadi 

pengulangan hadis yang sama dalam menjelaskan satu ayat dan 

penyebutan sanad-sanad hadis dalam setiap periwayatan sehingga 

keluar dari urgensi penafsiran.  

Setelah menghapus banyak penjelasan yang menurutnya 

banyak pengulangan, maka di bawah ini adalah contoh hasil 

ringkasan Ahmad Syakir terhadap tafsir Ibnu Katsir berkenaan 

dengan penafsiran potongan ayat ini: 

ناتً ييذٍىًبٍْى السَّيّْئاتً يػىقيوؿي إًفَّ فًعٍلى ات٠ىٍيػٍرىاتً ييكىفّْري الذُّنيوبى السَّالًفىةى   كىقػىوٍليوي: إًفَّ اتٟىٍسى
يثً كىفي الصَّحًيحىتًٍُ عىنٍ أىمًتًَ الٍميؤٍمًنًتُى عيثٍمىافى بٍنً عىفَّافى أىنَّوي تػىوىضَّأى كىمىا جىاءى في اتٟىٍدً 

ا رىأىيٍتي رىسيوؿى اللَّوً صىلَّى  : ىىكىذى ت٢ىيمٍ كىويضيوءً رىسيوؿً اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى ثُيَّ قىاؿى
ا ثُيَّ صىلَّى رىكٍعىتػىتًٍُ لاى يَيىدّْثي »اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى يتوضأ كقاؿ:  من توضأ كيضيوئًي ىىذى

ىـ مًنٍ ذىنبًٍوً  كفي الصحيح عىنٍ أىبي ىيرىيػٍرىةى عىنٍ رىسيوؿً اللَّوً  «فًيٍهًمىا نػىفٍسىوي غيفًرى لىوي مىا تػىقىدَّ
 : ببًىابً أىحىدكًيمٍ نػىهٍرنا غىمٍرنا يػىغٍتىسًلي فًيوً  أىرىأىيػٍتيمٍ لىوٍ أىفَّ »صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى أىنَّوي قىاؿى

يٍئنا؟ قىاليوا: لاى يىا رىسيوؿى اللَّوً قاؿ: كذلك » كيلَّ يػىوٍوـ تٜىٍسى مىرَّاتو ىىلٍ يػيبٍقًي مًنٍ دىرىنوًً شى
ميسٍلًمه في  ركلكى  «  .الصَّلىوىاتي ات٠ىٍمٍسي يمىٍحيو اللَّوي ًًّٔنَّ الذُّنيوبى كىات٠ىٍطىايىا

الصَّلىوىاتي ات٠ىٍمٍسي كىاتٞيٍميعىةي إًلىى اتٞمعة كرمضاف إلى رمضاف مكفرات ت١ا »صىحًيحًوً 
بىائرًي  أىفَّ رىجيلان أىصىابى مًنً امٍرىأىةو قػيبػٍلىةن فىأىتىى النَّبَِّ  الٍبيخىارمًُّ  ركلكى  «بينهن ما اجٍتينًبىتً الٍكى

أىنػٍزىؿى اللَّوي كىأىقًمً الصَّلاةى طىرىفيىً النَّهارً كىزيلىفان مًنى اللَّيٍلً إًفَّ صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى فىأىخٍبػىرىهي فى 
 : ناتً ييذٍىًبٍْى السَّيّْئاتً فػىقىاؿى الرجل يا رسوؿ الله أي ىذا؟ قىاؿى تًٞىمًيعً أيمَّتًي  »اتٟىٍسى

                                                                                                                              
: بػىلىى. قىاؿى « تىشٍهىدي أىفٍ لاى إلًىوى إًلاَّ اللَّوي كىأىنيّْ رىسيوؿي اللَّوً؟»فػىقىاؿى رىسيوؿي اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى: « ِ»جىةو كىلاى دىاجىةو رىسيوؿى اللَّوً مىا تػىرىكٍتي مًنٍ حىا قىاؿى

ا يىأٍتِ عىلىى ذىلًكى » ا الٍوىجٍوً مستور« فىإًفَّ ىىذى  تػىفىرَّدى بًوً مًنٍ ىىذى
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يـ أىتٍٛىدي  ركلك كى  «كيلّْهًمٍ  مىا : عىنٍ أىبي ذىرو أىفَّ رىسيوؿى ا الٍإً للَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى قىاؿى
الًقً النَّاسى تًٓيليقو حىسىنو » نىةى ت٘ىٍحيهىا كىخى يٍثيمىا كينٍتى كىأىتٍبًعً السَّيّْئىةى اتٟىٍسى  ٗٗ.«اتَّقً اللَّوى حى

Dalam ringkasan ini Ahmad Syakir hanya menukilkan 

potongan ayat, lalu menjelaskannya bahwa maksud dari ayat  ًإًفٌ اتٟىٍسىنات
 adalah bahwa perbuatan-perbuatan baik menghapus ييذٍىًبٍْى السَّيّْئاتً 

perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan sebelumnya. 

Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis berikut. Diantaranya 

hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhariy dan Muslim yang 

diriwayatkan oleh Utsman ibn Affan, saya pernah melihat Rasulullah 

SAW berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian bersabda: 

"Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini kemudian sholat 

dua rakaat yang mana dia tidak membicarakan keduanya pada 

dirinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah 

lalu". Dalam hadis shahih yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah juga 

disebutkan, ―Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat 

pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu 

setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?‖ 

Para sahabat menjawab, ―Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya.‖ 

Beliau berkata, ―Maka begitulah perumpamaan shalat lima waktu, 

dengannya Allah menghapuskan dosa.‖. Kemudian dalam hadis Dari 

Abu Hurairah radhiyallahu ‗anhu, Nabi shallallahu ‗alaihi wa 

sallam bersabda, ―Shalat lima waktu, Jumat ke Jumat, dan 

Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus dosa-dosa yang di 

antara semua itu, jika dosa-dosa besar dijauhi.‖  Dalam hadis riwayat 

al-Bukhariy juga disebutkan, bahwa ada seorang laki-laki mencium 

seorang wanita, ia lalu mendatangi Nabi SAW dan mengabarkan 

kepada beliau. Maka turunlah firman Allah: '(Dan dirikanlah shalat 

pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian 

permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan 

yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang 

buruk). Laki-laki itu lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini 

khusus buatku?" beliau menjawab: "Untuk semua umatku." Dan 

dalam hadis riwayat Ahmad, “Bertaqwalah kepada Allah dimanapun 

kau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau 

melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Serta bergaulah 

dengan orang lain dengan akhlak yang baik.‖ 

Setelah meringkas tafsir Ibnu Katsir, Ahmad Syakir merubah sedikit 

redaksi dalam beberapa poin berikut: 
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Kata  قال diganti dengan  روي dan menurut peneliti alasan 

perubahan ini adalah agar tidak terjatuh pada hukum tadlîs dalam 

penyebutan hadis. Karena kata  قال yang berarti ―telah berkata fulan‖ 

digunakan oleh orang yang mendengar hadis langsung dari 

perâwiynya dimana penyampai hadis langsung mendengar hadis 

tersebut dari perawi yang meriwayatkan hadis. Sementara kata روي 

yang berarti ―diriwayatkan oleh‖ tidak mengesankan demikian.
100

 

Ahmad Syakir men-tahqîq semua sumber periwayatan hadis 

yang dikutip oleh Ibnu Katsir dan terkhusus hadis yang menceritakan 

bahwa seorang laki-laki terjerumus dalam dosa bersama seorang 

wanita lalu mencumnya, kemudian dia ingin bertaubat. Ahmad 

Syakir mengoreksi sumber periwayatannya, sebagaimana 

disebutkannya dalam ringkasannya: ―Ibnu Katsir dalam tafsirnya 

menyebutkan bahwa sumber periwayatan hadis yang dimaksud, 

diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam at-Tirmidzy, 

Imam an-Nasa`iy dan Ibnu Jarir  dan dalam mukhtasharnya Ahmad 

Syakir menyebutkan dengan redaksi sama tanpa menyebutkan 

adanya Ibnu Jarir dalam perawi hadis tersebut karena Ibnu Jarir tidak 

meriwayatkan hadis tersebut.‖
101

  

Penghapusan beberapa riwayat hadis dengan matan serupa  

yang digunakan dalam penafsiran Ibnu Katsir dengan tujuan 

meringkas tafsir tersebut. Tujuan penghapusan riwayat karena terjadi 

pengulangan matan dalam menafsirkan ayat-ayat yang serupa. 

Contoh riwayat yang dihapus sebagai berikut: 

 : عٍتي رىسيوؿى اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى يػىقيوؿي كىفي صىحًيحً ميسٍلًمو  عىنػٍهىا أىنػَّهىا قىالىتٍ: تٝىً
: إًنَّا للًَّوً كىإًنَّا إًلىيٍوً راجًعيوفى اللَّهيمَّ أجرني في مصيبتي » مىا مًنٍ عىبٍدو تيصًيبيوي ميصًيبىةه فػىيػىقيوؿي

يػٍرنا مًنػٍهىا قىالىتٍ: فػىلىمَّا « كاخلف ي ختَا منها إلا آجره الله في ميصًيبىتًوً كىأىخٍلىفى لىوي خى
: كىمىا  أىمىرىني رىسيوؿي اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى فىأىخٍلىفى اللَّوي يً تػيويفيّْى أىبيو سىلىمىةى قػيلٍتي

يػٍرنا مًنٍوي رىسيوؿى اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى. خى
َُِ 

Dalam Shahîh Muslim, yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ia 

mengatakan: ―Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan: 

―Apabila ada seorang muslim yang mengalami musibah, lalu dia 

mengucapkan kalimat seperti yang Allah perintahkan, ‗Inna lillaahi 

wa innaa ilaihi raaji‘uun‘  ya Allah berikanlah pahala untuk 
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musibahku, dan gantikan untukku dengan sesuatu yang lebih baik 

darinya. Maka Allah akan memberikan ganti untuknya dengan yang 

lebih baik.‖ Ummu Salamah mengungkapkan, ketika wafat Abu 

Salamah, Aku ucapkan sebagaimana yang Rasulullah SAW 

perintahkan kepadaku. Lalu Allah ganti dengan laki-laki yang lebih 

baik dari Abi Salamah yaitu Rasulullah SAW.‖ 

Hadis riwayat Muslim ini dihapus oleh Ahmad Syakir karena 

sebelumnya sudah disebutkan hadis riwayat Imam Ahmad yang 

menyebutkan lebih detail tentang ayat yang ditafsirkan sehingga tidak 

perlu lagi untuk disebutkan berulang kali karena pemahaman ayat 

telah dipahami dengan menyebutkan satu atau dua hadis saja. 

(4) Ahmad Syakir dalam mukhtasarnya menghapus semua 

silsilah sanad hadis yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir. Maka dalam 

‗Umdat at-Tafsîr al-Hâfizh Ibn Katsîr  tidak terdapat silsilah perawi 

sanad dari awal periwayatan secara detail kecuali rawi a‘lâ dan rawi 

adnâ saja. 

Tafsir Ibnu Katsir merupakan kategori tafsir bi al-ma`tsûr 

karena konsistensi Ibnu Katsir menafsirkan Al-Qur`an dengan sunnah 

Nabi SAW. Dalam penyebutan hadis-hadis yang berkaitan dengan 

ayat yang ditafsirkan; baik hadis tersebut sebagai tafsir Nabawiy
103

 

terhadap ayat atau hadis tersebut sebagai pendukung dan penguat 

ayat, Ibnu Katsir menyebutkan silsilah sanad secara detail, 

menyebutkan sumber periwayatan hadis-hadis yang dinukilkannya. 

Seperti: Imam Ahmad berkata: ―Haddatsana (حذثُا( fulan ‗an fulan 

‗an fulan ‗an fulan.  

  Menurut hemat peneliti, tujuan Ibnu Katsir menyebutkan 

silsilah sanad secara lengkap adalah untuk memperkuat serta 

meyakinkan para pengikut tafsirnya bahwa hadis-hadis yang 

dinukilkannya merupakan hadis-hadis yang mempunyai sanad sampai 

ke Rasulullah SAW atau riwayat tersebut sampai kepada sumber 

penukilannya. Namun pencatuman silsilah sanad ini menjadi kendala 

dalam memahami tafsir Ibnu Katsir secara mudah. Maka untuk 

mempersingkat tafsir ini dan memudahkan pembaca memahami 

kandungannya, serta menilai penyebutan sanad bukanlah bagian dari 

tafsir, maka sanad-sanad tersebut dihapus oleh Ahmad Syakir dengan 

tetap menyebutkan matan hadis secara utuh.  

  Contoh dalam hal ini terdapat ketika menafsirkan QS. Al-

Muthaffifîn/83:14 sebagai berikut: 

أْٓيلَۡصِتُٔنَٓ آكََُُ ٌَّ ًِٓٓ ِ ٓكئُُب َٰ ٓرَانَٓعََلَ ةوَۜۡۡ ۡٓۖ   ٮكََلَّّ
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―Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka 

usahakan itu menutupi hati mereka.‖(al-Muthaffifin/ 83:14). 

Penafsiran Ibnu Katsir menyebutkan silsilah sanad  yang 

panjang seperti berikut berikut: 

فى  كىقىدٍ رىكىل ابٍني جىريًرو كىالتػّْرٍمًذًمُّ كىالنَّسىائًيُّ كىابٍني مىاجىوٍ مًنٍ طيريؽو عىنٍ ت٤يىمَّدً بٍنً عىجٍلاى
وي عىلىيٍوً كىسىلَّمى عىنً الٍقىعٍقىاعً بٍنً حىكًيمو عىنٍ أىبي صىالًحو عىنٍ أىبي ىيرىيػٍرىةى عىنً النَّبِّْ صىلَّى اللَّ 

 : إًفَّ الٍعىبٍدى إًذىا أىذٍنىبى ذىنػٍبنا كىانىتٍ نيكٍتىةه سىوٍدىاءي في قػىلٍبًوً، فىإًفٍ تىابى مًنػٍهىا صيقًلى »قىاؿى
: كىلاَّ بىلٍ رافى عىلى قػيليؤًًّمٍ مىا كانيوا  قػىلٍبيوي كىإًفٍ زىادى زىادىتٍ، فذلك قوؿ اللَّوي تػىعىالىى

فى عىنً الٍقىعٍقىاعً كى . يىكٍسًبيوفى  ثػىنىا صىفٍوىافي بٍني عًيسىى، أىخٍبػىرىنىا ابٍني عىجٍلاى قىاؿى أىتٍٛىدي : حىدَّ
: قىاؿى رىسيوؿي اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى:  بٍنً حىكًيمو عىنٍ أىبي صىالًحو عىنٍ أىبي ىيرىيػٍرىةى قىاؿى

نيكٍتىةه سىوٍدىاءي في قػىلٍبًوً، فىإًفٍ تىابى كىنػىزىعى كىاسٍتػىغٍفىرى صيقًلى  إًفَّ الٍميؤٍمًنى إًذىا أىذٍنىبى كىانىتٍ »
فى قػىلٍبيوي فىإًفٍ زىادى زىادىتٍ حىتىَّ تػىعٍليوى قػىلٍبىوي، كىذىاؾى الرَّافي الَّذًم ذىكىرى اللَّوي في الٍقيرٍآفً كىلاَّ بىلٍ را

 َُْ«عىلى قػيليؤًًّمٍ مىا كانيوا يىكٍسًبيوفى 
Sanad yang dinukilkan adalah : dari Ibnu Jarir dan at-Tirmidziy dan 

an-Nasa`iy dan Ibnu Majah dari jalan Muhammad ibn Ajlan dari al-

Qa`qa‘ dari Hakim dari Abi Sholih dari Abu Hurairah  r.a 

meriwayatkan dari Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

―Sesungguhnya seorang beriman jika melakukan dosa, maka akan 

ditorehkan di dalam hatinya noktah hitam, maka jika ia bertobat dan 

melepaskan (maksiat tersebut) dan meminta ampun kepada Allah, 

niscaya hatinya kembali cemerlang, (tetapi) jika ia bertambah maka 

akan bertambah (noktah hitam tersebut), dan itulah penghalang yang 

Allah telah sebutkan di dalam Al-Qur`an ―Kallâ bal râna ‗ala 

Qulûbihim mâ Kânu Yaksibûn‖.  

Maka untuk meringkas tafsir Ibnu Katisr, Ahmad menghapus 

silsilah ‗an-‗an pada tafsir Ibnu Katsir. 

Contoh selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam 

Ahmad dari Shafwan ibn Isa yang berkata: ―Telah diberitakan kepada 

kami oleh ibn Ajlan dari dari al-Qa`qa‘ dari Hakim dari Abi Sholih 

dari Abu Hurairah r.a. meriwayatkan dari Rasulullah, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: ―Sesungguhnya seorang beriman jika 

melakukan dosa, maka akan ditorehkan di dalam hatinya noktah 

hitam, maka jika ia bertobat dan melepaskan (maksiat tersebut) dan 

meminta ampun kepada Allah, niscaya hatinya kembali cemerlang, 
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(tetapi) jika ia bertambah maka akan bertambah (noktah hitam 

tersebut) sampai hatinya meninggi, dan itulah penghalang yang Allah 

telah sebutkan di dalam Al Qur`an ―Kallâ bal râna ‗ala Qulûbihim 

mâ Kânu Yaksibûn‖.
105

 

Kemudian setelah dihapus silsilah sanadnya penafsiran yang 

tersisa seperti berikut: 

  إًفَّ الٍميؤٍمًنى إًذىا أىذٍنىبى » قىاؿى :  -صلى الله عليو كسلم-عىنٍ أىبًِ ىيرىيػٍرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللَّوً 
لًكى  كىانىتٍ نيكٍتىةه سىوٍدىاءي فًِ قػىلٍبًوً فىإًفٍ تىابى كىنػىزىعى كىاسٍتػىغٍفىرى صيقًلى قػىلٍبيوي فىإًفٍ زىادى زىادىتٍ فىذى

عىنٍ  «.الرَّافي الَّذًل ذىكىرىهي اللَّوي فًِ كًتىابوًً ) كىلاَّ بىلٍ رىافى عىلىى قػيليؤًًّمٍ مىا كىانيوا يىكٍسًبيوفى( 
إًفَّ الٍعىبٍدى إًذىا أىخٍطىأى خىطًيئىةن » قىاؿى  -صلى الله عليو كسلم-ىيرىيػٍرىةى عىنٍ رىسيوؿً اللَّوً أىبًِ 

نيكًتىتٍ فًِ قػىلٍبًوً نيكٍتىةه سىوٍدىاءي فىإًذىا ىيوى نػىزىعى كىاسٍتػىغٍفىرى كىتىابى سيقًلى قػىلٍبيوي كىإًفٍ عىادى زيًدى فًيهىا 
وى الرَّافي الَّذًل ذىكىرى اللَّوي ) كىلاَّ بىلٍ رىافى عىلىى قػيليؤًًّمٍ مىا كىانيوا حىتىَّ تػىعٍليوى قػىلٍبىوي كىىي 

إًفَّ » قىاؿى :  -صلى الله عليو كسلم-عىنٍ أىبًِ ىيرىيػٍرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللَّوً  « (يىكٍسًبيوفى 
ابى كىنػىزىعى كىاسٍتػىغٍفىرى صيقًلى قػىلٍبيوي فىإًفٍ الٍميؤٍمًنى إًذىا أىذٍنىبى كىانىتٍ نيكٍتىةه سىوٍدىاءي فًِ قػىلٍبًوً فىإًفٍ تى 

الرَّافي الَّذًل ذىكىرىهي اللَّوي فًِ كًتىابًوً ) كىلاَّ بىلٍ رىافى عىلىى  حتى يعلو قلبو كذاؾزىادى زىادىتٍ 
 َُٔ«.قػيليؤًًّمٍ مىا كىانيوا يىكٍسًبيوفى( 

―Abu Hurairah r.a. meriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: ―Sesungguhnya seorang beriman jika 

melakukan dosa, maka akan ditorehkan di dalam hatinya noktah 

hitam, maka jika ia bertobat dan melepaskan (maksiat tersebut) dan 

meminta ampun kepada Allah, niscaya hatinya kembali cemerlang, 

(tetapi) jika ia bertambah maka akan bertambah (noktah hitam 

tersebut), dan itulah penghalang yang Allah telah sebutkan di dalam 

Al-Qur`an ―Kallâ bal râna ‗ala Qulûbihim mâ Kânu Yaksibûn‖ (HR. 

An-Nasa`iy, at-Tirmidziy, Ibnu Jarir dalam Tafsirnya, Ibnu Majah) 

Menganalisa metode yang dilakukan Ahmad Syakir terhadap 

tafsir Ibnu Katsir ini dipahami: 

 1) Ahmad Syakir menghapus semua perawi kecuali rawi`a‘lâ 

dan adnâ.  
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2) Ahmad Syakir menyebutkan kedudukan hadis sebagaimana 

Ibnu Katsir menyebutkan kedudukan hadis tersebut,  sebagaimana 

contoh berikut ―at-Tirmidzy mengatakan: ―Hadis ini hasan sahih‖.  

3) Ahmad Syakir menyebutkan beberapa riwayat dengan 

matan serupa namun berbeda perawi dan mengatakan: ―Hadis ini juga 

terdapat  dalam riwayat  an-Nasa`iy dan Iman Ahmad dengan sedikit 

perbedaan lafazh hadis.‖ Menurut peneliti hal ini dilakukan dengan 

tujuan memberikan peringatan kepada para pembaca tentang urgensi 

kandungan dari tasfir ayat ini yaitu menceritakan pengaruh dosa 

dalam hati manusia sehingga memberi rasa takut yang lebih tinggi 

dala hati setiap pembaca. Oleh sebab itu, Ahmad Syakir berulang kali 

menyebutkan matan hadis serupa tersebut dan tidak memangkasnya.  

(5) Setelah menghapus silsilah sanad pada setiap hadis-hadis 

yang disebutkan, Ahmad Syakir menyisakan penyebutan perawi dari 

sahabat atau dari tabi‘in jika perawi dari sahabat tidak disebutkan 

namanya serta menyebutkan perawi akhir dari para imam 

sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebab 

itu adalah hujjah dalam periwayatan. 

Dalam kajian sanad ada istilah rawiy a‘lâ
107

 dan râwiy 

`adnâ
108

, maka dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir ini,  Ahmad Syakir 

menyebutkan dua rawi utama saja yaitu rawi a`la dan rawi adna. 

Rawi a‘la merupakan rawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis dari 

Nabi dan râwiy adnâ adalah para imam yang mengumpulkan hadis 

dalam kitab-kitab mereka seperti Imam Bukhariy, Imam Muslim, 

Imam Ahmad,  Imam an-Nasa`iy, Ibnu Majah dan lain-lainnya. 

   Ahmad Syakir menjelaskan bahwa beliau tidak perlu 

merujuk lagi riwayat-riwayat yang disebutkan Ibnu Katsir kepada 

sumbernya aslinya kecuali untuk memastikan lafazh hadis saja atau 

untuk tujuan penelitian yang berkaitan dengan ilmu riwâyah dan 

dirâyah.  

Ahmad Syakir tidak menambah takhrîj hadis yang disebutkan 

Ibnu Katsir kecuali jika memang dibutuhkan untuk tambahan 

penjelasan hadis yang dinukilkan. Berikut contoh dari penjelasan di 

atas: 

Pertama, contoh pemangkasan silsilah sanad dan hanya 

menyebutkan rawi a‘lâ dan adnâ dalam menukilkan riwayat diambil 

peneliti dalam penafsiran QS. Al-An‘am/6:65 berikut: 
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ٓٓكوُۡٓ َٔ وۡٓٓىۡلَادرُِٓٱُْ
َ
ٓأ ًۡ رجُۡيلُِ

َ
ٌَِٓتََۡجِٓأ وۡٓ

َ
ٓأ ًۡ ٔۡكلُِ َِٓفَ ٌّ ٓغَذَاةاآ ًۡ نٓحَتۡػَدَٓغَيَيۡلُ

َ
ٓأ َٰٓ عََلَ

ٓ ٓبَػۡظٍ  سَ
ۡ
ٓةأَ ٓبَػۡغَلًُ ٓوَيذُِيقَ ا ٓشِيَػا ًۡ ُٓٓظُرۡٓٱييَۡبصَِلُ فُِ ُٓصَُّ َٰجِٓٱنَيۡفَ ٓٓلۡأٓيَ ًۡ ُٓ ىَػَيَّ

ٔنَٓ ُٓ   ٦٥حَفۡلَ
Katakanlah: "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab 

kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia 

mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling 

bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan 

sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan 

tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka 

memahami(nya)" (al-An‘am/6:65) 

Ahmad Syakir dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir ketika 

manfsirkan ayat ini menukilkan hadis yang disebutkan oleh Ibnu 

Katsir dalam tafsirnya secara utuh tanpa menyebutkan silsilah sanad 

dan hanya menyebutkan rawi awal dari sahabat dan rawi akhir dari 

salah imam yang mengumpulkan hadis dalam kitabnya seperti 

berikut: 

يـ أىتٍٛىدي  : عن سعيد بٍنً أىبي كىقَّ  مىا : أىقػٍبػىلٍنىا مىعى رىسيوؿً اللَّوً صىلَّى اللَّوي قىاؿى الٍإً ، قىاؿى اصو
عىلىيٍوً كىسىلَّمى حىتىَّ مىرىرٍنىا عىلىى مىسٍجًدً بىتًٍ ميعىاكًيىةى، فىدىخىلى فىصىلَّى رىكٍعىتػىتًٍُ، فىصىلَّيػٍنىا مىعىوي، 

لك أمتي سألت ربي ثلاثا: سألتو أف لا يه»فػىنىاجىى رىبَّوي عىزَّ كجل طويلا ثُ قاؿ 
بالغرؽ فأعطانيها، كسألتو أف لا يهلك أمتي بالسنة  فأعطانيها، كسألتو أف لا يجىٍعىلى 

نػىعىنًيهىا نػىهيمٍ فىمى  َُٗ.انػٍفىرىدى بإًًخٍرىاجًوً ميسٍلًمه « بىأٍسىهيمٍ بػىيػٍ
 ―Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Sa‘ad ibn Abi 

Waqqash, ia berkata: ―Kami pergi bersama Rasulullah SAW dan 

kami melewati Masjid Bani Muawiyah lalu Rasulullah masuk dan 

shalat dua rakaat dan kami juga ikut bersama beliau, lalu Rasulullah 

berdoa kepada Allah SWT dalam waktu yang sangat lama, selesai 

berdoa berliau berkata: ―Aku memohon kepada Rabb-ku tiga hal; 

aku memohon agar umatku tidak ada yang dihancurkan dengan 

bencana tenggelam (seperti banjir besar yang melanda kaum Nuh) 

dan Allah kabulkan, dan Aku berdoa agar umatku tidak diibnasakan 

dengan paceklik, dan Allah kabulkan, kemudian Aku memohon agar 

umatku tidak saling bertikai sesama mereka, tetapi permohonan ini 

tidak dikabulkan.‖  
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Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam penukilan ini 

Ahmad Syakir hanya menyebutkan Sa‘ad ibn Abi Waqqash sebagai 

perawi `a‘lâ dan Imam Ahmad sebagai rawi akhir serta menyebutkan 

hadis ini sesuai dengan syarat Muslim. 

 Adapun bentuk penafsiran Ibnu Katsir yang menyebutkan 

silsilah sanadnya sebelum dihapus sebagai berikut: 

، عن عامر  ثػىنىا عيثٍمىافي بٍني حىكًيمو ثػىنىا يػىعٍلىى ىيوى ابٍني عيبػىيٍدو، حىدَّ يـ أىتٍٛىدي  : حىدَّ مىا قىاؿى الٍإً
: أىقػٍبػىلٍنىا مىعى رى  ، عىنٍ أىبيًوً، قىاؿى سيوؿً اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى بن سعيد بٍنً أىبي كىقَّاصو

، فىصىلَّيػٍنىا مىعىوي، فػىنىاجىى رىبَّوي  حىتىَّ مىرىرٍنىا عىلىى مىسٍجًدً بىتًٍ ميعىاكًيىةى، فىدىخىلى فىصىلَّى رىكٍعىتػىتًٍُ
سألت ربي ثلاثا: سألتو أف لا يهلك أمتي بالغرؽ »عىزَّ كجل طويلا ثُ قاؿ 

أف لا يهلك أمتي بالسنة  فأعطانيها، كسألتو أف لا يجىٍعىلى بىأٍسىهيمٍ  فأعطانيها، كسألتو
نػىعىنًيهىا نػىهيمٍ فىمى ً، عىنٍ أىبي بىكٍرً بٍنً أىبي « بػىيػٍ انػٍفىرىدى بإًًخٍرىاجًوً ميسٍلًمه، فػىرىكىاهي في كًتىابً الٍفًتَى

يٍبىةى، عىنٍ ت٤يىمَّدً بٍنً عىبٍدً اللَّوً بٍنً نميىتٍَو، كًلاى  هميىا عىنٍ عىبٍدً اللَّوً بٍنً نميىتٍَو، كىعىنٍ ت٤مد بن شى
هميىا عىنٍ عيثٍمىافى بٍنً حىكًيمو بًوً. يَتِ بن أبي عمرك، عىنٍ مىرٍكىافى بٍنً ميعىاكًيىةى، كًلاى

َُُ 
Dalam contoh ini disebutkan silsilah sanad hadis mulai dari 

Yahya ibn Ubaid yang meriwayatkan dari Utsman ibn Hakim yang 

meriwayatkan dari Amir ibn Sa‘id ibn Abi Waqqash yang 

meriwayatkan dari ayahnya yang menceritakan bahwasanya "Kami 

berangkat bersama Rasulullah hingga sampailah kami di Masjid 

Bani Muawiyah. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk dan 

sholat dua rakaat, kami pun ikut sholat bersama beliau. Rasulullah 

bermunajat kepada Tuhannya cukup lama, kemudian beliau 

bersabda: Aku memohon kepada Tuhanku tiga perkara, yaitu aku 

memohon agar umatku tidak dibinasakan oleh tenggelam (banjir), 

maka Dia (Allah)mengabulkan permintaanku. Kedua, aku memohon 

kepada-Nya agar umatku tidak dibinasakan oleh paceklik, maka Dia 

mengabulkan permintaanku. Ketiga, aku memohon kepada-Nya agar 

Dia tidak menjadikan keganasan (fitnah) mereka ada di antara 

sesama mereka, tetapi Dia (Allah) tidak mengabulkan 

permintaanku,‖. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam 

kitab al-fitan dengan silsilah sanad yang berbeda dari sebelumnya, 

yaitu diriwayatkan dari Abi Bakar ibn Abi Syaibah dari Muhammad 

ibn Abdillah ibn Numair, dari Muhammad ibn Yahya ibn Abi ‗Amr 

dari Marwan ibn Muawiyah dari Utsman ibn Hakim.  
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Kedua, contoh penambahan takhrîj hadis dalam tafsir ‗Umdat 

at-Tafsîr al-Hâfizh Ibn Katsîr yang tidak disebutkan dalam tafsir Ibnu 

Katsir, sebagaimana terdapat dalam penafsiran QS. Al-Baqarah/2:45 

berikut: 

ْٓٱوَٓ أ ُِ ِٓٓشۡخَػِي بِۡٓٱة ِِۚٓٱوَٓٓلطَّ ة َٰٔ يَ ٓٓلطَّ ٓعََلَ آىهََتيَِرةٌٓإلََِّّ َٓ   ٤٥ٓىۡخََٰشِػِيَّٓٱوَإِجَّ
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan 

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-

orang yang khusyu´. (al-Baqarah/2:45) 

 Ketika menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir menukilkan sebuah 

hadis yang tidak disebutkan sumber periwayatan hadisnya, maka 

Ahmad Syakir men-takhrîj hadis tersebut dengan menyebutkan 

sumber penukilannya dengan memberi penjelasan pada catatan kaki 

bahwa Ibnu Katsir tidak men-takhrîj hadis ini, kemudian 

menyebutkan sumbernya seperti: ―Hadis ini terdapat dalam Musnad 

Imam Ahmad 4/10, 5/363, 370, 372. Terdapat juga dalam Sunan ad-

Darimiy 1/167 kemudian dalam Sunan at-Tirmidziy 4/265. Hadis 

yang dimaksud adalah hadis berikut ini:  

لًيمو  قىاؿى سيفٍيىافي الثػَّوٍرمًُّ عىنٍ أىبي إًسٍحىاؽى عىنً جيرىمّْ  بٍنً كيلىيٍبو عىنٍ رىجيلو مًنٍ بىتًٍ سى
 ُُُ«الصَّوٍيـ نًصٍفي الصَّبٍرً »صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى، قىاؿى عىنً النَّبِّْ 

Diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsauriy dari Abi ishaq dari Juaiy ibn 

Kulaib dari seorang laki-laki Bani Salim dari Nabi SAW bersabda: 

―Puasa itu setengah dari sabar.‖ 

(6) Langkah berikutnya yang dilakukan Ahmad Syakir  dalam 

meringkas tafsir Ibnu Katsir adalah menghapus hadis-hadis yang 

dha‘îf dan cacat dalam sanad, kecuali jika fungsi hadis memberi 

pengaruh ilmiah dalam penafsiran seperti sebagai penjelasan untuk 

menghilangkan syubhât atau menjelaskan makna hadis shahîh dengan 

hadis yang tidak terlalu lemah, atau untuk membantah orang yang 

ber-hujjah dengan dengan hadis lemah itu karena menurutkan hawa 

nafsu mereka atau karena kedengkian terhadap Islam  dan 

pemeluknya atau maksud-maksud lainnya. 

Contoh hadis dha‘îf yang dihapus, dinukilkan peneliti dari 

tafsiran QS. Al-Baqarah/2:156 berikut: 

ََٓٱ ِي ِٓوَإِجَّآٓإلَِِِّۡٓرََٰجِػُٔنَٓٓلََّّ ٔٓآْإَُِّآلِلَّّ ُ طِيتَثٞٓكَال ٌُّ ًٓ ُٓ صََٰتَخۡ
َ
  ١٥٦إذَِآٓأ

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 

mengucapkan: "Inna lillâhi wa innâ ilaihi râji´ûn. (al-Baqarah/2:156) 
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 Ibnu Katsir dalam menafsirkan hadis ini menyebutkan hadis-

hadis tentang pahala ketika mengucapkan istirjâ‘ ketika ditimpa 

musibah. Diantara beberapa hadis yang dinukilkan  terdapat hadis 

dha‘îf. Karena kedudukannya ini dihapus oleh Ahmad Syakir. 

Kemudian Ahmad Syakir menjelaskan dalam catatan kaki sebab 

penghapusan hadis dan tidak menukilkannya dalam ringkasan 

karyanya. Hadis yang dihapus adalah: 

يـ  ثػىنىا ىًشىا : حىدَّ يـ أىتٍٛىدي  : حىدَّثػىنىا يىزيًدي كىعىبَّادي بٍني عىبَّادو قىالاى مىا بٍني أىبي ىًشىاوـ  كىقىاؿى الٍإً
ثػىنىا عىبَّادي بٍني زيًىادو عىنٍ أيمّْوً عىنٍ فىاطًمىةى ابػٍنىةً اتٟيٍسىتًٍُ عىنٍ أىبيًهىا اتٟيٍسىتًٍُ بٍنً عىلًيٍّ عىنً  حىدَّ

 : يىذٍكيريىىا مىا مًنٍ ميسٍلًمو كىلاى ميسىلىمىةى ييصىابي تٔيصًيبىةو فػى »النَّبِّْ صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى قىاؿى
ىـ عىهٍديىىا -كىإًفٍ طىاؿى عىهٍديىىا لًكى اسٍتًجٍىاعنا إلا جدد الله  -كىقىاؿى عىبَّاده قىدي فػىييحٍدًثي لًذى

كىرىكىاهي ابٍني مىاجىوٍ في سينىنًوً عىنٍ أىبي بىكٍرً « . لو عن ذىلًكى فىأىعٍطىاهي مًثٍلى أىجٍرىًىا يػىوٍىـ أيصًيبى 
يٍبىةى عىنٍ  اًـ بٍنً زيًىادو عىنٍ أيمّْوً عىنٍ فىاطًمىةى بنًٍتً اتٟستُ عن أبيها. بٍنً أىبي شى  كىكًيعو عىنٍ ىًشى

اًـ بٍنً زيًىادو عىنٍ أىبيًوً )كذا( عن  كىقىدٍ رىكىاهي إًتٍٝىاعًيلي بٍني عيلىيَّةى كىيىزيًدي بٍني ىىاريكفى عىنٍ ىًشى
ثػىنى  فاطمة عن أبيها. يـ أىتٍٛىدي  حىدَّ مىا ثػىنىا كىقىاؿى الٍإً لىحًيتًٍُّ  حىدَّ ا يَىٍتِى بٍني إًسٍحىاؽى السَّيػٍ

: دفنت ابنا ي كإني لىفًي الٍقىبٍرً إًذٍ أىخىذى بيًىدًم أىبيو  تٛىَّادي بٍني سىلىمىةى عىنٍ أىبي سًنىافو قىاؿى
: بػىلى  ؟ قػيلٍتي نيُّ فىأىخٍرىجىتًٍ كىقىاؿى يً: أىلاى أيبىشّْريؾى ثىتًٍ طىلٍحىةى يػىعٍتًٍ ات٠ىٍوٍلاى : حىدَّ ى. قىاؿى

: قىاؿى رىسيوؿي اللَّوً صىلَّى اللَّوي  الضَّحَّاؾي بٍني عىبٍدً الرَّتٍٛىنً بٍنً عىرٍزىبو عىنٍ أىبي ميوسىى قىاؿى
قىاؿى اللَّوي: يىا مىلىكى الٍمىوٍتً قػىبىضٍتى كىلىدى عىبٍدًم؟ قػىبىضٍتى قػيرَّةى عىيٍنًوً كىتٙىىرىةى »عىلىيٍوً كىسىلَّمى 

دىؾى كىاسٍتػىرٍجىعى. قاؿ: فػيؤىا : تٛىً ؟ قىاؿى : فىمىا قىاؿى : نػىعىمٍ. قىاؿى ابنوا لىوي بػىيٍتنا في اتٞىٍنَّةً »دًهً؟ قىاؿى
ثُيَّ رىكىاهي عىنٍ عىلًيّْ بٍنً إًسٍحىاؽى عىنٍ عىبٍدً اللَّوً بٍنً الٍميبىارىؾً فىذىكىرىهي. « كىتٝىُّوهي بػىيٍتى اتٟىٍمٍدً 
ا رىكىاهي التػّْ  رٍمًذًمُّ عىنٍ سيوىيٍدً بٍنً نىصٍرو عىنً ابٍنً الٍميبىارىؾً بًوً، كىقىاؿى حىسىنه غىريًبه كىىىكىذى

 ُُِ.كىاسٍمي أىبي سناف عيسى بن سناف
Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid 

dan Abbad ibn Abbad. Keduanya mengatakan, telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Abi Hisyam, telah menceritakan kepada kami 
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Abbad ibn Ziyad, dari ibunya, dari Fatimah bint Husain, dari 

ayahnya al-Husain ibn Aliy, dari Nabi SAW yang telah 

bersabda: ―Tidak sekali-kali seorang lelaki atau perempuan muslim 

tertimpa suatu musibah, lalu ia mengingatnya, sekalipun waktunya 

telah berlalu —Abbad mengatakan, "Sekalipun waktunya telah 

silam"—, kemudian ingatannya itu menggerakkannya untuk membaca 

istirja', melainkan Allah memperbarui untuknya saat itu dan 

memberikan kepadanya pahala yang semisal dengan pahala ketika di 

hari ia tertimpa musibah. 

Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah di dalam kitab 

Sunan-nya, dari hadis Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dari Waki', dari 

Hisyam ibn Ziyad, dari ibunya, dari Fatimah bint Husain, dari ayah-

nya. Ismail ibn Ulayyah dan Yazid ibnu Harun telah meriwayatkan 

pula hadis yang sama, dari Hisyam ibnu Ziyad, dari ibunya, dari 

Fatimah, dari ayahnya. Imam Ahmad mengatakan, telah 

menceritakan kepada kami Yahya ibn Ishaq as-Sailahiniy, telah 

menceritakan kepada kami Hammad ibnu Samalah, dari Abu Sinan 

yang menceritakan, "Aku baru menguburkan salah seorang anakku 

yang meninggal dunia. Ketika aku masih berada di pekuburan, tiba-

tiba tanganku dipegang oleh Abu Talhah al-Aulaniy, lalu ia 

mengeluarkan aku dari pekuburan itu dan berkata kepadaku, 

'Maukah engkau aku sampaikan berita gembira kepadamu?' Aku 

menjawab, 'Tentu saja mau'." Abu Talhah mengatakan bahwa telah 

menceritakan kepadanya ad-Dahhak ibn Abdur Rahman ibn Auzab, 

dari Abu Musa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah 

bersabda: ―Allah berfirman, "Hai malaikat maut, engkau telah 

mencabut anak hamba-Ku, engkau telah mencabut nyawa penyejuk 

mata dan buah hatinya!" Malaikat maut menjawab, "Ya." Allah Swt. 

bertanya, "Lalu apa yang dikatakannya?" Malaikat maut menjawab, 

"Dia memuji dan ber-istirja' kepada-Mu." Allah Swt. berfirman, 

"Bangunkanlah buatnya sebuah gedung di dalam surga dan namailah 

gedung itu dengan sebutan Baitul Hamdi (rumah pujian)." 

Kemudian Imam Ahmad meriwayatkannya pula dari Aliy ibn Ishaq, 

dari Abdullah ibnul Mubarak, lalu ia mengetengahkannya. Hal yang 

sama telah diriwayatkan pula oleh Imam Turmuzi, dari Suwaid ibnu 

Nasr, dari Ibnu al-Mubarrak. Imam Turmuziy mengatakan bahwa 

predikat hadis ini hasan garib. Nama asli Abu Sinan ialah Isa ibn 

Sinan. 

Selain meringkas, Ahmad Syakir secara tidak langsung men-

tahqîq dan men-takhrîj semua hadis-hadis yang terdapat dalam tafsir 

Ibnu Katsir sehingga diketahui mana hadis yang dha‘îf lalu 

ditinggalkannya dan mana hadis yang shahîh yang patut untuk 

dinukilkan dalam ringkasannya.  
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(7) Ahmad Syakir menghapus pengulangan qaul ash-shahabiy 

(pendapat shahabat) dalam tafsir ringkasannya. Begitu juga 

menghapus pengulangan pendapat tabi‘in. 

 Ahmad Syakir dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir menghapus 

pengulangan pendapat shahabat dan tabi‘in yang diungkapkan oleh 

Ibnu Katsir dengan tujuan agar makna ayat langsung dipahami 

dengan mudah. Terutama pendapat-pendapat yang maksudnya sama 

namun diungkapkan dengan cara yang berbeda atau mendekati. 

Bahkan terkadang Ibnu Katsir sendiri mengakui dalam tafsirnya 

bahwa maksud dari ungkapan itu sama. Sebagaimana terdapat dalam 

penafsiran QS. Ar-Ra‘du/13:29 berikut: 

ََٓٱ ِي ٍِئُآْٓلََّّ أْٓوغََ ُِ ٌَ َٰيحََِٰجِٓٱءَا ٓمَٓٓىصَّ َُ ٓوخَُصۡ ًۡ ُٓ َ ٓل ٓ ٢٩ابَٖٓٓٔٓطُٔبَََٰ
Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka 

kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. (ar-Ra‘du/ 13:29). 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan beragam pendapat 

tentang mana ayat اب  ى في مى ۖ  كىحيس ۖ  طيوبِىَٰ ت٢ىيم  dan pengulangan tersebut pada 

hakikatnya memiliki maksud yang sama sebagaimana diungkapkan 

sendiri oleh Ibnu Katsir. Maka untuk meringkas tafsir ini, Ahmad 

syakir menghapus beberapa pendapat yang dianggap sama dengan 

pendapat lainnya dan menyisakan pendapat-pendapat yang masyhur 

dan lebih kuat dalam tafsirnya. Berikut penukilan pendapat sahabat  

maupun tabi‘in yang konten maknanya sama dalam menafsirkan satu 

potongan ayat:  

 Pertama, menukilkan pendapat Ibnu ‗Abbas bahwa yang 

dimaksud dengan  ٍطيوبِى ت٢ىيم adalah kebaikan untuk mereka. Adapun  كىحيسٍني
 .adalah tempat kembali yang baik yaitu surga مىآبو 

 

كقولو: الَّذًينى آمىنيوا كىعىمًليوا الصَّاتًٟاتً طيوبِ ت٢ىيمٍ كىحيسٍني مىآبو قىاؿى ابٍني أىبي طىلٍحىةى عىنً 
: : فػىرىحه كىقػيرَّةي عىتٍُو. كىقىاؿى عًكٍرمًىةي: نعًٍمى مىا ت٢ىيمٍ. كىقىاؿى الضَّحَّاؾي غًبٍطىةه ت٢ىيمٍ.  ابٍنً عىبَّاسو

يػٍره ت٢ىيمٍ. كىقىاؿى قػىتىادىةي: ىًيى كىلًمىةه عىرىبيًَّةه، يػىقيوؿي الرَّجيلي: طيوبِى  كىقىاؿى إًبػٍرىاىًيمي النَّخىعًيُّ: خى
 ، يػٍرنا. كىقىاؿى في رًكىايىةو: طيوبِى ت٢ىيمٍ حيسٍتٌى ت٢ىيمٍ، كىحيسٍني مىآبو أىمٍ مىرٍجًعو ، أىمٍ أىصىبٍتى خى لىكى

عًيدي بٍني جيبػىتٍَو عىنً ابٍنً عىبَّاسو طيوبِ كىىى  نػىهىا. كىقىاؿى سى ذًهً الٍأىقػٍوىاؿي شىيٍءه كىاحًده، لاى مينىافىاةى بػىيػٍ
: ىًيى أىرٍضي اتٞىٍنَّةً باًتٟىٍبىشًيَّةً   ت٢ىيمٍ قىاؿى

ُُّ 
Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa 

makna thûbâ ialah 'gembira dan sejuk hati'. Menurut Ikrimah, 
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artinya 'alangkah nikmatnya apa yang mereka peroleh'. Menurut ad-

Dahhak, artinya 'ungkapan rasa keinginan beroleh kenikmatan 

seperti mereka'. Menurut Ibrahim an-Nakha'iy, artinya 'kebaikanlah 

bagi mereka'. Qatadah mengatakan bahwa kata ini merupakan kata 

dari bahasa Arab. Bila seseorang mengatakan kepada 

temannya, "Thûbâ Laka" artinya 'engkau telah beroleh kebaikan'. 

Menurut riwayat lain, ia mengatakan bahwa tuba lahum artinya 

kebaikanlah bagi mereka. Yakni tempat kembali. Semua pendapat 

yang telah disebutkan di atas pada prinsipnya sama, tiada 

pertentangan di antaranya. Sa'id ibnu Jubair telah mengatakan dari 

Ibnu Abbas sehubungan dengan makna tuba 

lahum, bahwa tuba adalah nama sebuah taman yang ada di negeri 

Habsyah.  

Kedua, menukilkan pendapat Sa‘id ibn Masjuh yang 

menafsirkan kata tersebut dengan surga  namun bedanya dalam 

riwayat ini surga yang dimaksud adalah surga di India. 

 

: طيوبِى اسٍمي اتٞىٍنَّةً باًت٢ٍنًٍدًيَّةً  عًيدي بٍني مىسٍجيوحو كىقىاؿى سى
ُُْ 

Sa'id ibnu Masju' mengatakan bahwa thûba adalah nama sebuah 

taman yang terletak di India. 

Apabila dianalisa, tafsiran Ibnu Abbas terhadap makna ayat 

sebenarnya sudah mewakili maksud dari ayat tersebut. Namun karena 

keluasan ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Katsir, maka ia menukilkan 

beragam pendapat dalam tafsirnya ketika menafsirkan satu kata 

dalam ayat Al-Qur`an. Musaid Sulaiman ath-Thayyar 

mengungkapkan bahwa terkadang para mufassir yang ahli dalam 

suatu bidang ilmu, ketika menafsirkan ayat ingin membahas secara 

lebih terperinci suatu tema yang berkaitan dengan ayat sesuai dengan 

keahlian mereka di bidang tersebut.
115

Selain hal ini, barangkali yang 

menyebabkan luasnya penafsiran tersebut disebabkan juga karena 

tafsir Ibnu Katsir ini ditulis dari muhadarahnya yang disampaikannya 

kepada murid-muridnya. 

Ketiga, selanjutnya Ibnu Katsir menukilkan riwayat dari 

Ikrimah yang juga menafsirkan dengan makna surga. 
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ا رىكىل السُّدّْمُّ عىنٍ عًكٍرمًىةى: طيوبِى ت٢ىيمٍ ىي اتٞىٍنَّةي، كىبًوً قىاؿى ت٣يىاىًده. كىقىاؿى  الٍعىوٍفيُّ كىكىذى
: الَّذًينى آمىنيوا كىعىمًليوا الصَّاتًٟاتً  : لىمَّا خىلىقى اللَّوي اتٞىٍنَّةى كىفػىرىغى مًنػٍهىا، قىاؿى عىنً ابٍنً عىبَّاسو

بىتٍوي  طيوبِ ت٢ىيمٍ كىحيسٍني مىآبو كىذىلًكى حًتُى أىعٍجى
ُُٔ
 . 

 Hal yang sama telah diriwayatkan oleh as-Suddiy, dari Ikrimah, 

bahwa tuba lahum artinya surga (taman). Hal yang sama dikatakan 

oleh Mujahid. Al-Aufiy telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa 

setelah Allah menciptakan surga dan telah merampungkannya, Allah 

berfirman: Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi 

mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik (QS. Ar-Ra'd/ 

13:29). Demikian itu sebagai ungkapan rasa takjub akan 

keindahannya. 

Keempat, menukilkan pendapat dari Ibnu Jarir bahwa yang 

dimaksud dengan  طيوبِى adalah pohon di surga yang tumbuh di depan 

rumah-rumah setiap ahli surga dengan menukilkan pendapat dari Abi 

Hurairah. 

هٍرً بنًٍ  ثػىنىا يػىعٍقيوبي عىنٍ جىعٍفىرو، عىنٍ شى ثػىنىا ابٍني تٛيىيٍدو، حىدَّ كىقىاؿى ابٍني جىريًرو  : حىدَّ
: شىجىرً اتٞىٍنَّةً مًنػٍهىا، أىغٍصىانػيهىا مًنٍ كىرىاءً سيورً  طيوبِى شىجىرىةه في اتٞىٍنَّةً، كيلُّ  حىوٍشىبو قىاؿى

ا ريكًمى عىنٍ أىبي ىيرىيػٍرىةى كىابٍنً عىبَّاسو كىميغًيثً بن سليماف كىأىبي إًسٍحىاؽى  اتٞىٍنَّةً، كىىىكىذى
، كىغىتًٍَ كىاحًدو مًنى السَّلىفً أىفَّ طيوبِى شىجىرىةه في اتٞىٍنَّةً في كي  لّْ دىارو مًنػٍهىا غيصٍنه السَّبًيعًيّْ

بَّةً ليؤٍليؤىةو، كىأىمىرىىىا أى  فٍ مًنػٍهىا. كىذىكىرى بػىعٍضيهيمٍ أىفَّ الرَّتٍٛىنى تػىبىارىؾى كىتػىعىالىى غىرىسىهىا بيًىدًهً مًنٍ حى
، كىخىرىجىتٍ مًنٍ أىصٍلًهىا يػى  تٍىدَّ، فىامٍتىدَّتٍ إًلىى حىيٍثي يىشىاءي اللَّوي تػىبىارىؾى كىتػىعىالىى نىابيًعي أىنػٍهىارً ت٘ى

. و اتٞىٍنَّةً مًنٍ عىسىلو كىتٜىٍرو كىمىاءو كىلىبْى
ُُٕ 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu 

Humaid, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibn Ja'far, dari 

Syahr ibn Hausyab yang mengatakan bahwa thûbâ adalah nama 

sebuah pohon di dalam surga; semua pepohonan surga berasal 

darinya, ranting-rantingnya berasal dari balik tembok surga. Hal 

yang sama telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Mugis 

ibn Summiy, Abi Ishaq as-Subai'iy, dan lain-lainnya dari kalangan 

ulama Salaf yang bukan hanya seorang. Mereka mengatakan 

bahwa thûbâ adalah sebuah pohon di dalam surga, pada tiap-tiap 

rumah (gedung) surga terdapat ranting yang berasal darinya. 
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Sebagian ulama mengatakan bahwa Tuhan Yang Maha Pemurah, 

Mahasuci lagi Mahatinggi telah menanamnya sendiri dengan tangan 

kekuasaan-Nya dari butir mutiara, lalu Allah memerintahkan 

kepadanya untuk menjalar; maka pohon itu menjalar menurut yang 

dikehendaki oleh Allah SWT. Dari bawah akarnya memancar sumber 

air sungai-sungai surga yang berasa madu, khamr, dan air susu. 

 Kelima, menukilkan pendapat Abdullah ibn Wahb bahwa 

yang dimaksud dengan َطوُبى adalah pohon di surga dan pakaian dari 

surga dengan menukilkan pendapat dari Abi Sa‘id al-Khudriy. 

: ثىوي عىنٍ  كىقىدٍ قىاؿى عىبٍدي اللَّوً بٍني كىىٍبو ثػىنىا عىمٍريك بٍني اتٟىٍارًثً أىفَّ دىرَّاجنا أىبىا السَّمٍحً حىدَّ حىدَّ
عًيدو ات٠ٍيدٍرمًّْ، مىرٍفيوعنا  نىةو، »أىبي ات٢ٍىيٍثىمً، عىنٍ أىبي سى طيوبِى شىجىرىةه في اتٞىٍنَّةً مىسًتَىةي مًائىةً سى

 ُُٖ«.ثيًىابي أىىٍلً اتٞىٍنَّةً تٗىٍريجي مًنٍ أىكٍمىامًهىا
Abdullah ibn Wahb telah mengatakan bahwa telah 

menceritakan kepada kami Amr ibnu al-Harits, bahwa Diraj (yakni 

Abu as-Samah) pernah menceritakan kalimat berikut kepadanya, dari 

Abu al-Haitsam, dari Abu Sa'id al-Khudriy secara marfu': Thûbâ 

adalah sebuah pohon di dalam surga, besarnya sama dengan jarak 

perjalanan seratus tahun, pakaian-pakaian ahli surga keluar dari 

kuntum-kuntumnya. 

Pengulangan-pengulangan makna yang hampir serupa ini, 

akan berdampak pada minimnya minat pembaca tafsir sebagai sarana 

dalam memahami kalamullah untuk mendapatkan hidayahnya. 

Bahkan menurut Musaid Sulaiman, pengungkapan beragam bentuk 

penafsiran terhadap ayat hanya terkesan terlalu memaksakan diri 

(takalluf) yang tidak ada gunanya selain mempanjang penjelasan saja 

(takatstsur).
119

 

Setelah menyebutkan lima pendapat tersebut di atas, Ibnu 

Katsir menyebutkan empat pendapat lagi yang bermakna senada 

dengan sebelumnya. Seperti menukilkan pendapat dari Imam Ahmad 

yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan َطوُبى adalah pohon 

di surga dengan menukilkan pendapat dari Abi Sa‘id al-Khudry. 

ثػىنىا دىرَّاجه  يًعىةى، حىدَّ عٍتي عىبٍدى اللَّوً بٍنى ت٢ى ثػىنىا حىسىني بٍني ميوسىى، تٝىً يـ أىتٍٛىدي: حىدَّ مىا كىقىاؿى الٍإً
عًيدو ات٠ٍيدٍرمًّْ، عىنٍ رىسيوؿً اللَّوً صىلَّى الله عليو أىبيو السَّمٍحً أىفَّ أىبىا ات٢ٍىيٍثى  ثىوي عىنٍ أىبي سى مً حىدَّ
:  كسلم أف رجلا قاؿ: ، قىاؿى طيوبِى لًمىنٍ »يىا رىسيوؿى اللَّوً: طيوبِى لًمىنٍ رىآؾى كىآمىنى بًكى
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قىاؿى لىوي رىجيله: كىمىا « يػىرىني رىآني كىآمىنى بي، كطوبِ ثُيَّ طيوبِى ثُيَّ طيوبِى لًمىنٍ آمىنى بي كىلمىٍ 
؟ قاؿ:   «شجرة في اتٞنة مستَتها مًائىةً عىاوـ ثيًىابي أىىٍلً اتٞىٍنَّةً تٗىٍريجي مًنٍ أىكٍمىامًهىا»طيوبِى

.
127
  

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasan 

ibn Musa, bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibn Lahi'ah 

mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Diraj (yakni Abus 

Samah), bahwa Abu al-Haitsam pernah menceritakan kepadanya, 

dari Abu Sa'id al-Khudriy, dari Rasulullah SAW, bahwa ada seorang 

lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, thûbâ (berbahagialah) bagi 

orang yang melihatmu dan beriman kepadamu." Rasulullah SAW 

bersabda: Berbahagialah bagi orang yang melihatku dan beriman 

kepadaku. Berbahagialah, berbahagialah, dan berbahagialah bagi 

orang yang beriman kepadaku dan tidak melihatku. Lelaki lainnya 

bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah yang dimaksud 

dengan thûbâ (berbahagialah) itu?" Rasulullah SAW 

menjawab: ―Sebuah pohon di dalam surga yang besarnya adalah 

perjalanan seratus tahun, pakaian ahli surga keluar dari 

kuntum (bunga)nya.‖ 

Ibnu Katsir juga menukilkan pendapat dari Imam Bukhariy 

dan Muslim yang menfasirkan maksud dari  طيوبِى adalah pohon di surga 

yang mudah untuk dipanjat dengan menukilkan pendapat dari Sahl 

ibn Sa‘ad.  

يعنا عىنٍ إًسٍحىاؽى بٍنً رىاىىوىيٍوً، عىنٍ ميغًتَىةى الٍمىخٍزيكمًيّْ عىنٍ  كىرىكىل الٍبيخىارمًُّ كىميسٍلًمه تٚىً
 رىضًيى اللَّوي عىنٍوي أىفَّ رىسيوؿى اللَّوً صىلَّى اللَّوي 

عٍدو هٍلً بٍنً سى ، عىنٍ سى كيىىيٍبو عىنٍ أىبي حىازوـً
 : إًفَّ في اتٞىٍنَّةً شجرة يىسًتَي الرَّاكًبي في ظًلّْهىا مًائىةى عىاوـ لاى »عىلىيٍوً كىسىلَّمى قىاؿى

ايػىقٍ   ُُِ«طىعيهى
Dari Ishaq ibn Rahawaih, dari Mugirah al-Makhzumiy, dari Wuhaib, 

dari Abu Hazim, dari Sahl ibnu Sa'd r.a., bahwa Rasulullah SAW 

pernah bersabda: ―Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 

sebuah pohon, seorang pengendara berjalan di bawah naungannya 

selama seratus tahun masih belum melampauinya.‖  

Selanjutnya Ibnu Katsir menukilkan pendapat dari Nu‘man 

ibn Abi ‗Ayyasy yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

 adalah pohon di surga yang mudah untuk dipanjat dan cepat طوُبىَ

berbuah dengan menukilkan pendapat dari Abi Hurairah. 
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عًيدو ات٠ٍيدٍرمًّْ  قىاؿى   ثىتًٍ أىبيو سى : حىدَّ ، فػىقىاؿى فىحىدَّثٍتي بًوً النػُّعٍمىافى بٍنى أىبي عىيَّاشو الزُّرىقًيَّ
: إًفَّ في اتٞىٍنَّةً شىجىرىةن يىسًتَي الرَّاكًبي اتٞىٍوىادى » عىنً النَّبِّْ صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى قىاؿى
122. « الٍميضٍمىرى السَّريًعى مًائىةى عىاوـ مىا يػىقٍطىعيهىا

 

Abu Hazim mengatakan bahwa menceritakan hadis ini kepada an-

Nu'man ibn ‗Ayyasy az-Zurqiy. Ia berkata: ―Telah menceritakan 

kepadaku Abu Sa‘id al-Khudriy, dari Nabi SAW yang bersabda: 

“Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon, seorang 

pengendara kuda pacuan yang kencang larinya memacu kudanya 

selama seratus tahun, ia masih belum dapat melampauinya.‖ 

Terakhir, Ibnu Katsir menukilkan  pendapat Qatadah yang 

menukilkan riwayat dari Imam al-Bukhariy bahwa yang dimaksud 

dengan َطوُبى adalah pohon di surga dengan menukilkan pendapat dari 

Abi Hurairah. Begitulah selanjutnya mengulang penukilan-penukilan 

pendapat dan riwayat senada dalam menafsirkan satu potongan ayat. 

Contoh-contoh sebelumnya menggambarkan pengulangan 

pendapat shahabat dimana pendapat tersebut dalam satu redaksi yang 

hampir sama dalam menjelaskan makna dari potongan ayat maka 

untuk menyingkat tafsir Ibnu Katsir ini Ahmad Syakir menghapus 

pengulangan-pengulangan pendapat tersebut agar pembaca lebih 

mudah dalam memahami tafsir Ibnu Katsir karena maksud dari ayat 

sudah dipahami dengan penejlasan satu riwayat yang mewakili 

riwayat lain yang bernada sama. 

(8) Ahmad Syakir menghapus riwayat-riwayat israiliyat dan 

riwayat-riwayat yang serupa dalam tafsirnya. Menurut Ahmad 

Syakir, Ibnu Katsir sendiri mencela riwayat-riwayat tersebut pada 

beberapa tempat dalam tafsirnya, menjelaskan kekeliruan dan 

bahayanya, memperingatkan para ulama untuk menjauhkan diri dari 

riwayat dan perawinya. Bahkan meletakkan garis pembatas antara 

dirinya dengan masalah israiliyat, akan tetapi Ibnu Katsir tidak 

konsisten dalam tafsirnya dan masih menukilkan riwayat-riwayat 

tersebut dalam tafsirnya dengan menempatkannya pada penggalan-

penggalan tafsirnya. Maka inilah faktor yang menjadikan Ahmad 

Syakir menghapus semua riwayat-riwayat tersebut.
123

 

 Sebagai contoh dalam hal ini peneliti nukilkan dari 

penafsiran QS. Al-Baqarah/2:35. Ibnu Katsir dalam tafsiran ayat ini 

menyebutkan riwayat dari Ahli Kitab tentang kapan waktu 

diciptakannya Hawa istri Adam AS. Allah befirman: 
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َِا ـأَدَمُٓٓوَكيُۡ َۡٓٱيََٰٓ ُجَٓوَزَوجُۡمَٓٓشۡلُ
َ
َِّثَٓٱأ آوَلََّٓتَلۡرَبَآٓلَِۡ ٍَ آرغََدًآخَيۡدُٓشِئۡخُ َٓ ِۡ ٌِ ٓ وَكُُلَ

جَٓٱهََٰذِهِٓ ٓٓرَةَٓلشَّ ََ ٌِ ٍِيَّٓٱفَخَهُُٔآَ َٰيِ   ٢ٯٓىظَّ
Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu 

surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi 

baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon 

ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. (al-

Baqarah /2:35) 

 Ibnu Katsir menyebutkan riwayat isra`iliyat berikut dalam 

menafsirkan ayat ini akan tetapi riwayat tersebut dihapus karena 

untuk mewujudkan konsistensi Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat. 

Selain itu riwayat yang dinukilkan bukanlah info yang penting untuk 

dipahami. Sebagaimana dalam contoh berikut: 

ىـ اتٞىٍنَّةى كىقىدٍ صىرَّحى بًذىلًكى ت٤يىمَّدي  كىسًيىاؽي الٍآيىةً يػىقٍتىضًي أىفَّ حىوَّاءى خيلًقىتٍ قػىبٍلى ديخيوؿً آدى
: لىمَّا فػىرىغى اللَّوي مًنٍ ميعىاتػىبىةً إًبلًٍيسى أى  ىـ كىقىدٍ عىلَّمىوي بٍني إًسٍحىاؽى حىيٍثي قىاؿى قػٍبىلى عىلىى آدى

يـ أىنبًٍئػٍهيمٍ بًأىتٍٝىائًهًمٍ إًلىى قػىوٍلًوً: إًنَّكى أىنٍتى الٍعىلًيمي اتٟىٍكًيمي قىا : ثُيَّ الٍأىتٍٝىاءى كيلَّهىا فػىقىاؿى يىا آدى ؿى
ىـ فًيمىا بػىلىغىنىا عىنٍ أىىٍلً الٍكًتىابً مًنٍ أىىٍلً  التػَّوٍرىاةً كىغىتٍَىًًمٍ مًنٍ أىىٍلً  أيلٍقًيىتً السّْنىةي  عىلىى آدى

ىىـ مىكىانىوي  عًوً مًنٍ شًقّْوً الٍأىيٍسىرً كىلأى الٍعًلٍمً عىنً ابٍنً عىبَّاسو كىغىتٍَهًً، ثُيَّ أىخىذى ضًلٍعنا مًنٍ أىضٍلاى
يـ نىائًمه لمىٍ يػىهيبَّ مًنٍ نػىوٍمًوً حىتىَّ خىلىقى اللَّوي مًنٍ ضًلٍعًوً تلًٍكى  منا، كىآدى تىوي حىوَّاءي  تٟىٍ زىكٍجى

نٍبًوً  نىةي كىىىبَّ مًنٍ نػىوٍمًوً رىآىىا إًلىى جى ا، فػىلىمَّا كيشًفى عىنٍوي السّْ فىسىوَّاىىا امٍرىأىةن ليًىسٍكينى إًلىيػٍهى
، فًيمىا يػىزٍعيميوفى كىاللَّوي أعلم:  فىسىكىنى إًلىيػٍهىا، فػىلىمَّا زىكَّجىوي « تٟمي كدمي كزكجتي»فػىقىاؿى

يـ اسٍكينٍ أىنٍتى كىزىكٍجيكى اتٞىٍنَّةى كىكيلا اللَّوي كىجى  عىلى لىوي سكنا من نفسو قاؿ لو قبيلا: يىا آدى
. كىيػيقىاؿي إًفَّ خىلٍقى  مًنٍها رىغىدان حىيٍثي شًئٍتيما كىلا تػىقٍرىبا ىذًهً الشَّجىرىةى فػىتىكيونا مًنى الظَّالًمًتُى

حواء كاف بعد دخوؿ اتٞنة كما قاؿ السُّدّْمُّ في خىبرىو ذىكىرىهي عىنٍ أىبي مىالًكو كىعىنٍ أىبي 
صىالًحو عىنً ابٍنً عىبَّاسو كىعىنٍ ميرَّةى كعن ابٍنً مىسٍعيودو كىعىنٍ نىاسو مًنى الصَّحىابىةً: أيخٍرجًي 

يـ اتٞىٍنَّةى فىكىافى يمىٍشًي فًيهىا كىحٍشنا لىيٍسى لىوي زىكٍجه يىسٍكيني إًلىيٍوً إًبلًٍيسي مًنى اتٞىٍنَّةً كىأيسٍكً  نى آدى
أىت٢ىىا: مىا أىنٍتً  ىـ نػىوٍمىةن فىاسٍتػىيػٍقىظى كىعًنٍدى رىأٍسًوً امٍرىأىةه قىاعًدىةه خىلىقىهىا اللَّوي مًنٍ ضًلٍعًوً، فىسى ؟ فػىنىا

: كىلًمى خيلًقٍ  ئًكىةي يػىنٍظيريكفى مىا بػىلىغى قىالىتً: امٍرىأىةه، قىاؿى تً؟قىالىتٍ: لتًىسٍكينى إًيىَّ. قىالىتٍ لىوي الٍمىلاى
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: لأنها خيلًقىتٍ  : حىوَّاءي، قىاليوا: كىلًمى تٝيّْيىتٍ حىوَّاءى؟ قىاؿى يـ، قىاؿى مًنٍ عًلٍمًوً: مىا اتٍٝيهىا يىا آدى
يـ اسٍكينٍ أىنٍتى  . قىاؿى اللَّوي: يىا آدى كىزىكٍجيكى اتٞىٍنَّةى كىكيلا مًنٍها رىغىدان حىيٍثي مًنٍ شىيٍءو حىيٍّ

 ُِْ.شًئٍتيما
Konteks ayat menunjukkan bahwa Siti Hawa diciptakan sebelum 

Adam memasuki surga, hal ini telah dijelaskan oleh Muhammad ibn 

Ishaq dalam keterangannya: Ketika Allah telah selesai dari urusan-

Nya mencaci iblis, lalu Allah kembali kepada Adam yang telah Dia 

ajari semua nama-nama itu, kemudian berfirman, "Hai Adam, 

sebutkanlah nama benda-benda itu," sampai dengan firman-Nya, 

"Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana". 

Muhammad ibnu Ishaq melanjutkan kisahnya, "Setelah itu 

ditimpakan rasa kantuk kepada Adam. Cerita ini menurut keterangan 

yang sampai kepada kami dari kaum ahli kitab yang mempunyai 

kitab Taurat, juga dari kalangan ahli ilmu selain mereka yaitu dari 

Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Kemudian Allah mengambil salah satu 

dari tulang iga sebelah kirinya dan menambal tempatnya dengan 

daging, sedangkan Adam masih tetap dalam keadaan tidur, belurn 

terbangun. Lalu Allah menjadikan tulang iganya itu istrinya —yaitu 

Siti Hawa berupa seorang wanita yang sempuma agar Adam merasa 

tenang hidup dengannya. Ketika tidur dicabut darinya dan Adam 

terbangun, ia melihat Siti Hawa telah berada di sampingnya, lalu ia 

berkata —menurut apa yang mereka dugakan, tetapi Allah-lah Yang 

lebih mengetahui kebenarannya—, "Oh dagingku, darahku, dan 

istriku," lalu Adam merasa tenang dan tenteram bersamanya. Setelah 

Allah mengawinkannya dan menjadikan rasa tenang dan tenteram 

dalam diri Adam, maka Allah berfirman kepadanya secara langsung: 

―Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah 
makanannya yang banyak lagi balk di mana saja yang kamu sukai, 

dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu 

termasuk orang-orang yang zalim.‖ Menurut pendapat lain, 

penciptaan Siti Hawa terjadi sesudah Adam masuk surga, seperti 

yang dikatakan oleh as-Suddiy dalam salah satu riwayat dari Abi 

Malik dan dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari 

Ibnu Mas'ud serta dari sejumlah sahabat. Disebutkan, setelah iblis 

diusir dari surga dan Adam ditempatkan di dalam surga, maka Adam 

berjalan di dalam surga dengan perasaan kesepian karena tiada 

teman hidup yang membuat dia merasa tenang dan tenteram 

                                                 
124

 Abu al-Fida` Ismail ibn Katsir, Tafsîr Al-Qur`ân al-‗Azhîm, jilid ke-1, ..., hal. 

147. 



225 

 

 
 

dengannya. Kemudian Adam tidur sejenak. Setelah terbangun, 

teryata di dekat kepalanya terdapat seorang wanita yang sedang 

duduk. Allah-lah yang telah menciptakannya dari tulang iga Adam. 

Lalu Adam bertanya kepadanya, "Siapakah kamu ini?" Hawa 

menjawab, "Seorang wanita." Adam bertanya, "Mengapa engkau 

diciptakan?" Hawa menjawab, "Agar kamu merasa tenang dan 

tenteram bersamaku." Para malaikat bertanya kepada Adam se-raya 

menguji pengetahuan yang dicapai oleh Adam, "Siapakah namanya 

hai Adam?" Adam menjawab, "Dia bernama Hawa." Mereka 

bertanya lagi, Mengapa dinamakan Hawa?" Adam menjawab, 

"Sesungguhnya dia dijadikan dari sesuatu yang hidup." Allah SWT 

berfirman: ―Hai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan 

makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mama saja 

yang kamu sukai.‖ 

(9) Ahmad Syakir menghapus naskah Ibnu Katsir yang berisi 

pembahasan yang terlalu panjang dalam permasalan fikih, perbedaan 

masalah bahasa dan lafazh yang tidak ada hubungannya dengan tafsir 

secara konten. Namun jika mengharuskan penyebutannya maka tetap 

disebutkan untuk menjelaskan maksud ayat atau menguatkan makna 

yang rajih dan terpilih dalam penafsiran. 

 Contoh penghapusan penjelasan Ibnu Katsir  yang dianggap 

tidak ada hubungannya secara signifikan dengan maksud ayat. Seperti 

dalam tafsir QS. Al-Maidah/5:1, Ibnu Katsir membahas tentang 

maksud dari lafazh  ا الَّذًينى آمىنيوا يىا أىيػُّهى  dalam tafsirnya Ibnu Katsir 

menyampaikan maksud dari ungkapan tersebut dengan beragam 

riwayat para shahabat sementara maksud yang disampakan bernada 

serupa. Maka untuk mepersingkat tafsir tersebut agar lebih mudah 

dipahami oleh pembaca, Ahmad Syakir menghapus beberapa riwayat 

yang dianggap serupa penjelasannya dan telah tersampaikan 

maksudnya pada penjelasan ayat-ayat lain dengan riwayat yang lebih 

kuat. Seperti riwayat yang dinukilkan Ibnu Katsir dari Ibnu Abi 

Hatim berikut: 

 : ثػىنىا عىبٍدي اللَّوً بٍني الٍميبىارىؾً، قىاؿى ابٍني أىبي حىاتموً ثػىنىا نػيعىيٍمي بٍني تٛىَّادو، حىدَّ ثػىنىا أىبي حىدَّ حىدَّ
دًهًمىا، أىفَّ رىجيلان أىتىى عىبٍدى اللَّوً بٍنى مىسٍعيودو،  ، أىكٍ أىحى ثىتًٍ مىعٍنه كىعىوٍؼه ثػىنىا مًسٍعىره، حىدَّ حىدَّ

: إًذىا  دٍ إًيًَّ، فػىقىاؿى : اعٍهى ، فىإًنَّوي فػىقىاؿى عٍتى اللَّوى يػىقيوؿي يىا أىيػُّهىا الَّذًينى آمىنيوا فىأىرٍعًهىا تٝىٍعىكى تٝىً
يػٍره يىأٍميري بًوً أىكٍ شىرّّ يػىنػٍهىى عىنٍوي. خى

ُِٓ
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Ibnu Abi Hatim mengatakan: ―Telah menceritakan kepada kami 

Nu‘aim ibn Hammad, menceritakan kepada kami Abdullah ibn al-

Mubarak, telah menceritakan kepada kami Mis‘ar, telah 

menceritakan kepadaku Ma‘nun dan Aufun atau salah satu dari 

mereka, bahwa seorang laki-laki mendatangi Abdullah ibn Mas‘ud 

seraya berkata: ―Berjanjilah kepadaku. Lalu ia melanjutkan: ―Jika 

kamu mendengar firman Allah Wahai orang-orang yang beriman, 

maka fokuskanlah pendengaranmu, karena dalam seruan itu ada 

kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang.‖ 

Selanjutnya Ahmad Syakir menghapus riwayat-riwayat yang 

dinukilkan oleh Ibnu Katsir dari az-Zuhriy, Ikrimah, A‘mash dan 

yang lainnya yang masih tersisa dalam tafsir Ibnu Katsir karena 

menjelaskan makna dari satu potongan ayat yang sama. Sebagaimana 

dalam contoh berikut: 

Pertama, menjelaskan maksud   ا الَّذًينى آمىنيوا يىا أىيػُّهى  sebagai panggilan 

untuk orang beriman agar melaksanakan apa yang diperintahkan 

kepada mereka dan Nabi bersama mereka, seperti riwayat berikut: 

ثػىنىا الٍوىلً  يٍمه، حىدَّ ثػىنىا عىبٍدي الرَّتٍٛىنً بٍني إًبػٍرىاىًيمى ديحى ثػىنىا عىلًيُّ بٍني اتٟيٍسىتًٍُ، حىدَّ : حىدَّ يدي، كىقىاؿى
: إًذىا قىاؿى اللَّوي يىا أىيػُّهىا الَّذًينى آمىنيوا افػٍعىليوا، فىالنَّبُِّ  ثػىنىا الٍأىكٍزىاعًيُّ عىنً الزُّىٍرمًّْ، قىاؿى  حىدَّ

صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى مًنػٍهيمٍ،
ُِٔ 

Ibnu Abi Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibn 

al-Husain, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibn 

Ibrahim Dahim, telah menceritakan kepada kami al-Walid, telah 

menceritakan kepada kami al-Auza'iy, dari az-Zuhriy yang mengata-

kan, "Apabila Allah Swt. berfirman: 'Hai orang-orang yang 

beriman.' Maka kerjakanlah oleh kalian, dan Nabi SAW termasuk di 
antara salah seorang dari mereka." 

Kedua, menjelaskan maksud   ا الَّذًينى آمىنيوا يىا أىيػُّهى  dengan 

menjelaskan perbedaannya cara panggilan terhadap orang mukmin 

dalam Al-Qur`an, adapun dalam Taurat dengan  cara ―wahai orang-

orang yang miskin‖. Seperti contoh berikut:  

ثػى  ثػىنىا ت٤يىمَّدي بٍني عيبػىيٍدو، حىدَّ ، حىدَّ ثػىنىا أىتٍٛىدي بٍني سًنىافو : كيلُّ كىحىدَّ نىا الٍأىعٍمىشي عىنٍ خىيٍثىمىةى قىاؿى
شىيٍءو في الٍقيرٍآفً يىا أىيػُّهىا الَّذًينى آمىنيوا فػىهيوى في التػَّوٍرىاةً يىا أىيػُّهىا الٍمىسىاكًتُي.

ُِٕ 
Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Sinan, telah men-

ceritakan kepada kami Muhammad ibn Ubaid, telah menceritakan 

kepada kami al-A'masy, dari Khaitsamah yang mengatakan bahwa 
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semua ayat di dalam Al-Qur`an yang dimulai dengan firman-

Nya: ―Hai orang-orang yang beriman. Maka ungkapan ini di dalam 

kitab Taurat berbunyi seperti berikut, "Hai orang-orang miskin." 

 Ketiga, menjelaskan maksud   ا الَّذًينى آمىنيوا يىا أىيػُّهى  dengan 

menukilkan sebuah riwayat yang menceritakan bahwa panggilan itu 

merupakan panggilan teguran untuk sahabat Nabi kecuali Ali ibn Abi 

Thalib. Ibnu Katsir menukilkan riwayat ini sembari menjelaskan 

kedudukan hadis tersebut palsu. Seperti contoh berikut:  

 ، ثػىنىا ميعىاكًيىةي يػىعٍتًٍ ابٍنى ىًشىاوـ ادًمّْ، حىدَّ فىأىمَّا مىا رىكىاهي عىنٍ زىيٍدً بٍنً إًتٍٝىاعًيلى الصَّائًغً الٍبػىغٍدى
: مىا فًي عىنٍ عًيسىى بٍنً  رىاشًدو، عىنٍ عىلًيّْ بٍنً بىذًيمىةى، عىنٍ عًكٍرمًىةى، عىنً ابٍنً عىبَّاسو قىاؿى

يّْديىىا كىشىريًفيهىا كىأىمًتَيىىا، كىمىا مًنٍ أىصٍحى  ابً الٍقيرٍآفً آيىةي يىا أىيػُّهىا الَّذًينى آمىنيوا إًلاَّ أىفَّ عىلًيِّا سى
، فىإًنَّوي النَّبِّْ صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كى  سىلَّمى أىحىده إًلاَّ قىدٍ عيوتًبى في الٍقيرٍآفً إًلاَّ عىلًيُّ بٍني أىبي طىالًبو

، كىلىفٍظيوي فًيوً نىكىارىةه، كفي إسناده نظر كقاؿ  .لمىٍ يػيعىاتىبٍ في شىيٍءو مًنٍوي، فػىهيوى أىثػىره غىريًبه
: كىعىلًيُّ بٍني بىذًيمىةى كىإًفٍ كىافى  ، قػيلٍتي بػىريهي مينٍكىره ، كىخى ا ت٣ىٍهيوؿه الٍبيخىارمًُّ: عًيسىى بٍني رىاشًدو ىىذى
ا فًيوً تػيهٍمىةه فىلاى يػيقٍبىلي، كىقػىوٍليوي: فلم يػىبٍقى أىحىده  بػىريهي في مًثٍلً ىىذى ، كىخى  ثقًىةن إًلاَّ أىنَّوي شًيعًيّّ غىاؿو

قىةً بػىتٍُى  مًنى   الصَّحىابىةً إًلاَّ عيوتًبى في الٍقيرٍآفً إًلاَّ عىلًيِّا، إًنمَّىا ييشًتَي بًوً إًلىى الٍآيىةً الٍآمًرىةً باًلصَّدى
مً النَّجٍوىل، فىإًنَّوي قىدٍ ذىكىرى غىيػٍري كىاحًدو أىنَّوي لمىٍ يػىعٍمىلٍ ًّٔىا أىحىده إًلاَّ عىلًيّّ، كىنػىزىؿى قػىوٍليوي  يىدى

قاتو فىإًذٍ لمىٍ تػىفٍعىليوا كىتابى اللَّوي عىلىيٍكيمٍ أى  مٍ ت٧ىٍواكيمٍ صىدى أىشٍفىقٍتيمٍ أىفٍ تػيقىدّْميوا بػىتٍُى يىدى
، فىإًنَّوي قىدٍ قًيلى: إًفَّ الٍأىمٍرى كىافى نىدٍبنا لاى ُّ]آّادلة:  ا عًتىابنا نىظىره وٍفً ىىذى [ الآية، كىفي كى

فىوي، كىقػىوٍليوي  إًيجىابنا، ثُيَّ قىدٍ نيسًخى  ذىلًكى عىنػٍهيمٍ قػىبٍلى الٍفًعٍلً، فلم يصدر مًنٍ أىحىدو مًنػٍهيمٍ خًلاى
 عىنٍ عىلًيٍّ إًنَّوي لمىٍ يػيعىاتىبٍ في شىيٍءو مًنى الٍقيرٍآفً فًيوً نىظىره أىيٍضنا، فىإًفَّ الٍآيىةى الَّتًي في الٍأىنػٍفىاؿً 

يعى مىنٍ أىشىارى بأًىخٍذًهً كىلمىٍ يىسٍلىمٍ مًنػٍهىا إًلاَّ  الَّتًي فًيهىا الٍميعىاتػىبىةي عىلىى أىخٍذً  اءً، عىمَّتٍ تٚىً الٍفًدى
ا الٍأىثىرً، كىاللَّوي  ىـ ضىعٍفي ىىذى ا كىتٔىا تػىقىدَّ عيمىري بٍني ات٠ىٍطَّابً رىضًيى اللَّوي عىنٍوي، فػىعيلًمى ًّٔىذى

أىعٍلىمي.
ُِٖ 

Mengenai hadis yang diriwayatkan melalui Zaid ibn Ismail as-Sha'ig 

al-Bagdadiy, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah (yakni Ibnu 

Hisyam), dari Isa ibn Rasyid, dari Ali ibn Bazimah, dari Ikrimah, 

dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa di dalam Al-Qur`an tiada 

suatu ayat pun yang dimulai dengan firman-Nya: ―Hai orang-orang 
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yang beriman...‖ melainkan Ali adalah penghulunya, orang yang 

paling terhormat, dan pemimpinnya; karena para sahabat Nabi 

pernah ditegur oleh Al-Qur`an, kecuali Ali ibn Abi Thalib. 

Sesungguhnya dia tidak pernah ditegur dalam suatu ayat pun dari 

Al-Qur'an. Atsâr ini kedudukannya gharîb, lafaznya tidak dapat 

diterima, dan di dalam sanadnya ada hal yang masih perlu 

dipertimbangkan. Sehubungan dengan astâr ini Imam Bukhari 

mengatakan bahwa Isa ibn Rasyid yang ada dalam sanadnya adalah 

orang yang tidak dikenal dan hadisnya ditolak. Menurut kami, dapat 

dikatakan pula bahwa Ali ibn Bazimah sekalipun orangnya 

dinilai tsiqah, tetapi dia adalah orang Syi'ah yang ekstrem, dan 

hadisnya dalam masalah yang semisal dengan hal ini dicurigai, 

karena itu tidak dapat diterima. Lafaz atsâr (yang dikemukakan oleh 

Ibnu Abbas) yang mengatakan, "Tidak ada seorang sahabat pun 

melainkan pernah ditegur oleh Al-Qur'an, kecuali Ali." 

Sesungguhnya lafaz ini mengisyaratkan kepada pengertian suatu ayat 

yang memerintahkan bersedekah sebelum berbicara dengan 

Rasulullah SAW. Karena banyak ulama yang bukan hanya seorang 

saja menyebutkan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang tidak 

mengamalkannya kecuali Ali. Ayat yang dimaksud ialah firman-Nya: 

―Apakah kalian takut akan (menjadi miskin) karena kalian mem-

berikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika 

kalian tiada memperbuatnya, dan Allah telah memberi tobat kepada 

kalian.‖ (QS. Al-Mujadilah/581:3), hingga akhir ayat. 

Penilaian makna ayat ini sebagai teguran masih perlu dipertimbang-

kan, mengingat ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa 

perintah dalam ayat ini menunjukkan makna sunnah, bukan wajib. 

Lagi pula hal tersebut telah di-mansûkh sebelum mereka 

melakukannya, dan hal ini tidak ada seorang pun dari mereka yang 

berpendapat berbeda. 

Ungkapan atsâr yang mengatakan, "Bahwasanya Ali belum pernah 

ditegur oleh suatu ayat pun dari Al-Qur`an," masih perlu dipertim-

bangkan pula. Karena sesungguhnya ayat yang ada di dalam surat 

al-Anfal yang mengandung makna teguran terhadap sikap menerima 

tebusan (tawanan Perang Badar) mencakup semua orang yang setuju 

dengan penerimaan tebusan. Dalam masalah ini tidak ada seorang 

sahabat pun yang luput dari teguran ayat tersebut kecuali Umar ibn 

al-Khattab r.a. Maka dari keterangan di atas dapat disimpulkan 

lemahnya atsâr tersebut.‖ 

Setelah menyebutkan riwayat-riwayat tersebut, masih ada dua 

riwayat lagi yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dalam 

memaknai potongan ayat ا الَّذًينى آمىنيو  yaitu  riwayat yang يىا أىيػُّهى
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menyebutkan bahwa momen Rasulullah SAW mengirimkan surat 

kepada Amru ibn Hazam untuk memenuhi janjinya dan mengulangi 

penyebutan riwayat tersebut dengan versi matan yang sedikit berbeda 

dari sebelumnya. Seperti dalam contoh berikut: 

، حدثتٍ كىقىاؿى  ثػىنىا اللَّيٍثي ، حىدَّ ثػىنىا عىبٍدي اللَّوً بٍني صىالًحو ، حىدَّ ثىتًٍ الٍميثػىتٌَّ ابٍني جىريًرو  : حىدَّ
: قػىرىأٍتي كًتىابى رىسيوؿً اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى  يونس : قىاؿى ت٤يىمَّدي بٍني ميسٍلًمو قىاؿى

زٍوـ  زٍوـ الَّذًم كىتىبى لًعىمٍرًك بٍنً حى حًتُى بػىعىثىوي إًلىى ت٧ىٍرىافى، كىكىافى الٍكًتىابي عًنٍدى أىبي بىكٍرً بٍنً حى
ا بػىيىافه مًنى اللَّوً كىرىسيولًوً يىا أىيػُّهىا الَّذًينى آمىنيوا أىكٍفيوا باًلٍعيقيودً فىكىتىبى الٍآيىاتً مًنػٍهىا »فًيوً  ىىذى

ةً: حىتىَّ بػىلىغى إًفَّ اللَّوى سىريًعي اتًٍٟسابً ]  ُِٗ[ «ْالٍمىائًدى
Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku al-Mutsanna, 

telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Saleh, telah men-

jeritkan kepada kami al-Laits, telah menceritakan kepadaku Yunus 

yang mengatakan, "Muhammad ibn Muslim pernah menceritakan 

bahwa dia pernah membaca surat Rasulullah SAW yang ditujukan 

kepada ‗Amr ibn Hazm (amil Najran). Surat tersebut disampaikan 

oleh Abu Bakar ibn Hazm. Di dalamnya termaktub bahwa surat ini 

adalah penjelasan dari Allah dan Rasul-Nya: 'Hai orang-orang yang 

beriman, penuhilah aqad-aqad itu' (QS. Al-Maidah/5:1). hingga 

beberapa ayat berikutnya sampai kepada firman-

Nya: ―sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.‖ (QS. Al-

Maidah/5:4)" 

Menganalisa dari konten riwayat-riwayat sebelumnya yang 

dinukilkan oleh Ibnu Katsir, peneliti menyimpulkan bahwa alasan 

Ahmad Syakir sangat tepat menghapus riwayat tersebut dalam tafsir 

Ibnu Katsir karena secara kandungan tidak terlalu urgen untuk 

dijelaskan dalam tafsir. 

 Adapun contoh pembahasan masalah fikih yang tidak 

dihapus oleh Ahmad Syakir karena dinilai penjelasan fiqih ini 

dibutuhkan untuk menentukan pendapat yang rajîh. Ahmad Syakir 

menghapus sedikit saja dari penjelasan Ibnu Katsir serta menukil 

dalam ‗Umdat at-Tafsîr perbedaan tersebut dalam meringkas 

tafsirnya. Seperti dalam menafsirkan QS. Al-Maidah/5:38 berikut. 

ارقُِٓٱوَٓ اركَِثُٓٱوَٓٓلصَّ ْٓٱفَٓٓلصَّ ٔٓا ٓٓقۡطَػُ ََ ِ ٌّ ٓ َٰلٗا ُٓكََ ٓنَصَتَا ا ٍَ ِ ۢٓة ٓجَزَاءَٓ ا ٍَ ُٓ يدِۡحَ
َ
َِۗٓٱأ ُٓٱوَٓٓللَّّ غَزِيزٌٓٓللَّّ

ًٓٞ   ٢ٲخَهِي
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 
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kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana. (al-Maidah/5:38). 

Dalam ayat ini terjadi perbedaan pendapat ulama dalam 

menafsirkan kadar potong tangan bagi sang pencuri, maka dalam 

tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan secara detail tentang perbedaan 

tersebut. Untuk meringkas penafsiran Ibnu Katsir, maka Ahmad 

Syakir menghapus sedikit penjelasan saja agar para pembaca 

memahami dengan mudah maksud dari ayat tersebut. Diantaranya 

menghapus rawi dan histori penukilan, sementara penjelasannya tetap 

utuh, seperti contoh berikut: 

يػىقيوؿي تػىعىالىى حىاكًمنا كىآمًرنا بًقىطٍعً يىدً السَّارؽًً كىالسَّارقًىةً، كىرىكىل الثػَّوٍرمًُّ عىنٍ جىابرًً بٍنً 
، عىنٍ عىامًرً بٍنً شىرىاحًيلى الشَّعٍبِّْ  يىزيًدى اتٞيٍعٍفًيّْ

َُّ 
Allah SWT berfirman, memutuskan dan memerintahkan agar tangan 

pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong. 

ats-Tsauriy meriwayatkan dari Jabir ibn Yazid al-Ju'fiy, dari Amir 

ibn Syarah asy-Sya'biy. 

 Adapun contoh perbedaan pendapat ulama dalam masalah 

hukum yang tidak dihapus oleh Ahmad Syakir dengan tujuan untuk 

menjelaskan perbedaan dari setiap pendapat ulama tersebut dan 

urgensi dari suatu hukum sebagai berikut: 

Pertama, penukilan riwayat dari Ibnu Mas‘ud yang membaca 

ayat dengan qirâ‘ah syadzah dijelaskan bahwa  ―para pencuri pria 

dan wanita potonglah kedua bagian kanan mereka.‖ Ibnu Katsir 

menjelaskan bahwa pensyariatan pemotongan bukanlah seperti yang 

dimaksudkan dan diambil dari dalil lain bukan dengan dalil yang 

dinukilkan oleh Ibnu Mas‘ud tersebut. Kemudian Ibnu Katsir 

menukilkan perbedaan pendapat ulama tentang kadar pemotongan 

tangan dan kadar barang yang dicuri.  

Pendapat pertama yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir adalah 

pendapat azh-Zhahiriy yang menyatakan bahwa yang dipotong dari 

pencuri adalah tangan kanan mereka. Sebagaimana dalam riwayat 

berikut: 

ا»أىفَّ ابٍنى مىسٍعيودو كىافى يػىقٍرىؤيىىا  ذًهً قًرىاءىةه شىاذَّةه، « كىالسَّارؽًي كىالسَّارقًىةي فىاقٍطىعيوا أىيٍمىانػىهيمى كىىى
 ، يعً الٍعيلىمىاءً ميوىافًقنا ت٢ىىا لاى ًّٔىا، بىلٍ ىيوى ميسٍتػىفىاده مًنٍ دىليًلو آخىرى كىإًفٍ كىافى اتٟيٍكٍمي عًنٍدى تٚىً

، كىزيًدىتٍ شيريكطه أيخىري كىمىا كىقىدٍ كى  ًـ سٍلاى افى الٍقىطٍعي مىعٍميولان بًوً في اتٞىٍاىًلًيَّةً، فػىقيرّْرى في الٍإً
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يىةي كىالٍقًرىاضي كىغىيػٍري ذىلًكى مًنى  ، كىمىا كىانىتً الٍقًسىامىةي كىالدّْ نىذٍكيريهي إًفٍ شىاءى اللَّوي تػىعىالىى سى
رعٍي بتًػىقٍريًرىًىا عىلىى مىا كىانىتٍ عىلىيٍوً كىزيًىادىاته ىًيى مًنٍ ت٘ىىاًـ الٍمىصىالًحً الٍأىشٍيىاءً الَّتًي كىرىدى الشَّ 

، قىطىعيوا رىجيلان يػيقىاؿي لىوي: ديكىيٍكه  : إًفَّ أىكَّؿى مىنٍ قىطىعى الٍأىيٍدًمى في اتٞىٍاىًلًيَّةً قػيرىيٍشه كىيػيقىاؿي
: سىرىقىوي قػىوٍهـ مىوٍلىن لبًىتًٍ ميلىيٍحً بٍنً عىمٍروك مًنٍ خي  عٍبىةً، كىيػيقىاؿي نػٍزى الٍكى زىاعىةى، كىافى قىدٍ سىرىؽى كى

هي، كىقىدٍ ذىىىبى بػىعٍضي الٍفيقىهىاءً مًنٍ أىىٍلً الظَّاىًرً إًلىى أىنَّوي مىتىَّ سىرىؽى السَّارًؽي  فػىوىضىعيوهي عًنٍدى
ثًتَن  يٍئنا قيطًعىتٍ يىديهي بًوً، سىوىاءه كىافى قىلًيلان أىكٍ كى ذًهً الٍآيىةً كىالسَّارؽًي كىالسَّارقًىةي شى ا لعًيميوًـ ىى

فىاقٍطىعيوا أىيٍدًيػىهيما فػىلىمٍ يػىعٍتىبريكا نًصىابنا كىلاى حًرٍزنا، بىلٍ أىخىذيكا تٔيجىرَّدً السَّرقًىةً.
ُُّ  

Ibnu Mas'ud di masa lalu membaca ayat ini dengan bacaan berikut: 

―Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan kanan keduanya.‖ 

Tetapi qirâ`ah ini dinilai syazzah (asing), sekalipun hukumnya 

menurut semua ulama sesuai dengan makna bacaan tersebut: tetapi 

bukan karena atas dalil bacaan itu, karena sesungguhnya dalil 

(memotong tangan kanan) diambil dari yang lain Dahulu di masa 

Jahiliah hukum potong tangan ini berlaku, kemudian disetujui oleh 

Islam dan ditambahkan kepadanya syarat-syarat lain, seperti yang 

akan kami sebutkan. Perihalnya sama dengan qisâmah, diat, 

qirad, dan lain-lainnya yang syariat datang dengan menyetujuinya 

sesuai dengan apa adanya disertai dengan beberapa tambahan demi 

menyempurnakan kemaslahatan. Menurut suatu pendapat, orang 

yang mula-mula mengadakan hukum potong tangan pada masa 

Jahiliah adalah kabilah Quraisy. Mereka memotong tangan seorang 

lelaki yang dikenal dengan nama Duwaik maula Bani Mulaih ibnu\ 

Amr, dari Khuza'ah, karena mencuri harta perbendaharaan Ka'bah. 

Menurut pendapat lain, yang mencurinya adalah suatu kaum, 

kemudian mereka meletakkan hasil curiannya di rumah Duwaik. 

Sebagian kalangan ulama fiqih dari mazhab Zhahiriy mengatakan, 

"Apabila seseorang mencuri sesuatu, maka tangannya harus 

dipotong, tanpa memandang apakah yang dicurinya itu sedikit 

ataupun banyak," karena berdasarkan kepada keumuman makna 

yang dikandung oleh firman-Nya: ―Laki-laki yang mencuri dan 

perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.‖ Mereka 
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tidak mempertimbangkan adanya nisab dan tidak pula tempat 

penyimpanan barang yang dicuri, bahkan mereka hanya memandang 

dari delik pencuriannya saja.‖ 

Ahmad Syakir menghapus pendapat lain yang dinukilkan dari 

Ibnu Jarir dari hadis Ibnu ‗Abbas tentang makna ayat keumuman 

pemotongan tangan. Kemudian Ahmad Syakir menukilkan riwayat 

yang shâhîh dari al-Bukhariy dan Muslim yang menyebutkan bahwa 

batasan pemotongan yang dimaksud adalah pemotongan tangan 

setiap kali pencurian, bukan sekaligus dipotong keduanya. 

كىت٘ىىسَّكيوا تٔىا ثػىبىتى في الصَّحًيحىتًٍُ عىنٍ أىبي ىيرىيػٍرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى 
 ُِّ« ؽي اتٟىٍبٍلى فػىتػيقٍطىعي يىديهي لىعىنى اللَّوي السَّارؽًى يىسٍرؽًي الٍبػىيٍضىةى فػىتػيقٍطىعي يىديهي، كىيىسٍرً »قىاؿى 

Mereka berpegang kepada sebuah hadis yang disebutkan di dalam 

kitab Shahîhain melalui sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 

SAW telah bersabda: ―Semoga Allah melaknat pencuri; yang 

mencuri telur, maka tangannya dipotong; dan mencuri tali, maka 

tangannya dipotong.‖ 

Ahmad Syakir selanjutnya menukilkan pendapat jumhur yang 

lebih menjelaskan secara rinci kadar tangan yang dipotong 

disesuaikan dengan kadar pencurian. 
133

 Penjelasan  fiqih ini tidak 
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Berikut ringkasan pendapat jumhur yang dinukilkan Ahmad Muhammad Syakir 

dari tafsir Ibnu Katsir dalam menjelaskan surat al-Maidah ayat 38. 

Jumhur ulama mempertimbangkan adanya nisab dalam kasus pencurian, sekalipun 

mengenai kadarnya masih diperselisihkan di kalangan mereka. Masing-masing dari mazhab 

yang empat mempunyai pendapatnya sendiri. Menurut Imam Malik ibn Anas, nisab hukum 

potong tangan adalah tiga keping uang perak (dirham) murni. Apabila seseorang mencuri 

sesuatu yang nilainya mencapai tiga dirham atau lebih, maka tangannya harus dipotong. 

Imam Malik mengatakan, pendapatnya ini berdalilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 

Nafi', dari Ibnu Umar r.a.: Rasulullah SAW melakukan hukum potong tangan dalam kasus 

pencurian sebuah tameng yang harganya tiga dirham.  

Imam Malik mengatakan bahwa Khalifah Usman r.a. pernah menjatuhkan hukum 

potong tangan terhadap kasus pencurian buah utrujjah (sejenis jeruk bali) yang harganya 

ditaksir tiga dirham. Atsâr ini menurut Imam Malik merupakan atsâr yang paling disukainya 

mengenai hal tersebut. Atsâr ini bersumber dari Khalifah Usman r.a. yang diriwayatkan oleh 

Imam Malik, dari Abdullah ibnu Abu Bakar, dari ayahnya, dari Amrah binti Abdur Rahman, 

bahwa di masa pemerintahan Khalifah Usman pernah ada seseorang mencuri buah utrujjah, 

maka Khalifah Usman memerintahkan agar barang yang dicuri itu ditaksir harganya. Ketika 

dilakukan penaksiran, ternyata harganya mencapai tiga dirham menurut harga lama, 
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sedangkan menurut harga sekarang sama dengan dua belas dirham. Maka Khalifah Usman 

memotong tangan pelakunya. 

Para pendukung Imam Malik mengatakan bahwa keputusan yang semisal telah 

terkenal dan tiada yang memprotesnya, permasalahannya sama dengan ijma' sukûti. 

Di dalam atsâr ini terkandung dalil yang menunjukkan adanya hukum potong tangan 

terhadap kasus pencurian buah, hal ini berbeda dengan pendapat kalangan mazhab Hanafi. 

Berbeda dengan mazhab Hanafiy, karena mereka menetapkan bahwa nisab-

nya harus mencapai sepuluh dirham. Sedangkan menurut pertimbangan mazhab Syafi‘iy, 

jumlah yang harus dicapai adalah seperempat dinar. 

Imam Syafi‘iy mengatakan bahwa hal yang dijadikan standar dalam menjatuhkan sanksi 

hukum potong tangan atas pencuri adalah seperempat dinar, atau uang atau barang yang 

seharga seperempat dinar hingga lebih. 

Dalil yang dijadikan pegangan dalam hal ini ialah sebuah hadis yang diriwayatkan 

oleh Bukhari dan Muslim, melalui az-Zuhriy, dari Amrah, dari Aisyah r.a., bahwa 

Rasulullah SAW telah bersabda: ―Tangan pencuri dipotong karena mencuri seperempat 

dinar (atau sesuatu yang senilai dengannya atau yang berupa barang yang senilai 

dengannya) hingga selebihnya.‖ Menurut riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Bakar 

ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm, dari Amrah, dari Aisyah r.a. disebutkan bahwa 

Rasulullah SAW pernah bersabda: ―Tangan pencuri tidaklah dipotong kecuali karena 

mencuri seperempat dinar hingga lebih.‖ Hadis ini merupakan penyelesaian dalam masalah 

yang bersangkutan, dan merupakan nas yang menyatakan seperempat dinar sebagai nisab-

nya, bukan selainnya. Mereka mengatakan, hadis yang menyebutkan perihal harga sebuah 

tameng —yang menurut taksiran seharga tiga dirham— pada kenyataannya tidak 

bertentangan dengan hadis ini, mengingat saat kejadiannya nilai satu dinar sama dengan dua 

belas dirham. Jika dikatakan tiga dirham, berarti sama dengan seperempat dinar. Dengan 

demikian, berarti keduanya dapat digabungkan melalui analisis ini. Pendapat ini telah 

diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab, Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib. Hal yang 

sama telah dikatakan pula oleh Umar ibn Abdul Aziz, al-Laits ibn Sa'ad, al-Auza'iy, Imam 

Syafi‘iy dan semua muridnya, Ishaq ibn Rahawaih menurut suatu riwayat darinya, dan Daud 

ibn Ali az-Zhahiriy.‖ 

Imam Ahmad ibn Hambal berpendapat, begitu pula Ishaq ibn Rahawaih dalam 

suatu riwayat yang bersumberkan darinya, bahwa masing-masing dari kedua pendapat yang 

mengatakan seperempat dinar dan tiga dirham mempunyai dalil syar'i-nya. Maka barang 

siapa yang mencuri seharga salah satu dari keduanya atau yang senilai dengannya, dikenai 

hukum potong tangan, karena berdasarkan hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah r.a. menurut 

suatu lafaz dari Imam Ahmad yang bersumberkan dari Aisyah, Rasulullah SAW pernah 

bersabda: ―Lakukanlah hukum potong tangan karena seperempat dinar, dan jangan kalian 

lakukan hukum potong tangan karena (mencuri) sesuatu yang lebih rendah dari itu.‖ 

Dahulu nilai seperempat dinar adalah tiga dirham, karena satu dinar sama dengan dua belas 

dirham. 

Menurut lafaz Imam Nasai disebutkan seperti berikut: ―Tangan pencuri tidak boleh 

dipotong karena mencuri sesuatu yang harganya lebih rendah daripada harga sebuah 

tameng.‖ Ketika ditanyakan kepada Aisyah r.a. tentang harga sebuah tameng di masa lalu, ia 

menjawab, "Seperempat dinar."  

Semua dalil yang disebutkan di atas merupakan nash-nash yang menunjukkan tidak 

adanya syarat sepuluh dirham (bagi hukuman potong tangan untuk pencuri). 

Adapun Imam Abu Hanifah dan semua muridnya yaitu Abu Yusuf, Muhammad serta Zufar, 

demikian pula Sufyan ast-Stauriy, sesungguhnya mereka berpendapat bahwa nisab kasus 

pencurian adalah sepuluh dirham mata uang asli, bukan mata uang palsu. Mereka 

mengatakan demikian dengan berdalilkan bahwa harga sebuah tameng ketika tangan seorang 
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pencuri dipotong karena mencurinya di masa Rasulullah SAW adalah sepuluh dirham. 

Abu Bakar ibnu Abu Syaibah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair 

dan Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq, dari Ayyub ibnu 

Musa, dari Ata, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa harga sebuah tameng di masa 

Rasulullah SAW adalah sepuluh dirham. Kemudian Ia mengatakan: ―Telah menceritakan 

kepada kami Abdul A'la, dari Muhammad ibnu Ishaq, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, 

dari kakeknya yang telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: ―Tangan 

pencuri tidak boleh dipotong karena mencuri senilai lebih rendah daripada harga sebuah 

tameng.‖ Dahulu harga sebuah tameng (perisai) adalah sepuluh dirham. Mereka mengatakan 

bahwa Ibnu Abbas dan Abdullah ibn Amr berbeda pendapat dengan Ibnu Umar tentang 

masalah harga perisai. Maka untuk tindakan preventifnya ialah mengambil pendapat 

mayoritas, karena masalah-masalah yang menyangkut hukuman had harus ditolak dengan 

hal-hal yang syubhat. 

Sebagian ulama Salaf ada yang berpendapat bahwa tangan seorang pencuri dipotong karena 

mencuri sepuluh dirham atau satu dinar atau sesuatu yang harganya senilai dengan salah satu 

dari keduanya. Hal ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibrahim an-Nakha'iy, dan Abu 

Ja'far al-Baqir. 

Sebagian ulama Salaf mengatakan bahwa tangan pencuri tidak boleh dipotong 

kecuali karena mencuri lima dinar atau lima puluh dirham. Pendapat ini dinukil dari Sa'id 

ibnu Jubair. Sedangkan jumhur ulama membantah pegangan dalil mazhab Zhahiriy yang 

bersandarkan kepada hadis Abu Hurairah r.a. yang mengatakan: ―Dia mencuri sebuah telur, 

maka tangannya dipotong; dan dia mencuri seutas tali maka tangannya dipotong.‖ melalui 

jawaban-jawaban berikut, yaitu: Pertama, hadis tersebut telah di-mansukh oleh hadis Aisyah. 

Tetapi sanggahan ini masih perlu dipertimbangkan, mengingat tarikh penanggalannya harus 

dijelaskan. 

Kedua, makna lafaz al-baidah dapat diinterpretasikan dengan pengertian 'topi besi", 

sedangkan tali yang dimaksud ialah tali perahu. Demikianlah menurut alasan yang 

dikemukakan oleh al-A'masy melalui riwayat Imam Bukhariy dan lain-lainnya, dari al-

A'masy. Ketiga, bahwa hal ini merupakan sarana yang menunjukkan pengertian bertahap 

dalam menangani kasus pencurian, yaitu dimulai dari sedikit sampai jumlah yang banyak, 

yang mengakibatkan pelakunya dikenai hukum potong tangan karena mencuri dalam jumlah 

sebanyak itu. 

Dapat diinterpretasikan pula bahwa apa yang disebutkan di dalam hadis merupakan 

suatu berita tentang keadaan yang pernah terjadi di masa Jahiliah. Mengingat mereka 

menjatuhkan hukum potong tangan dalam kasus pencurian, baik sedikit maupun banyak, 

maka si pencuri melaknatnya karena dia menyerahkan tangannya yang mahal hanya karena 

sesuatu yang tidak berarti.  

Mereka telah meriwayatkan bahwa Abu al-A`la al-Ma'arriy ketika tiba di Baghdad 

dikenal telah mengemukakan suatu hal yang sulit menurutnya kepada ulama fiqih, karena 

mereka menetapkan nisab pencurian seperempat dinar. Lalu ia menyusun sebuah syair 

mengenai hal tersebut yang pada intinya menunjukkan kebodohannya sendiri dan 

keminiman pengetahuannya tentang agama. Dia mengatakan: ―Diat (potong) tangan adalah 

lima ratus kali dua keping emas, tetapi mengapa tangan dipotong karena mencuri 

seperempat dinar? Ini suatu kontradiksi, tiada lain bagi kami kecuali diam terhadapnya dan 

memohon perlindungan kepada Tuhan kami dari siksa neraka.‖ Ketika Abu al-A`la 

mengucapkan syairnya itu dan syairnya dikenal orang, maka para ulama fiqih mencari-

carinya, akhirnya dia melarikan diri dari kejaran mereka. Kemudian orang-orang menjawab 

ucapan tersebut. Jawaban yang dikemukakan oleh al-Qadi Abdul Wahhab al-Maliki yaitu 

"manakala tangan dapat dipercaya, maka harganya mahal; dan manakala tangan berkhianat, 

maka harganya menjadi murah". 
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Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa di dalam hukum tersebut (potong tangan) 

terkandung hikmah yang sempurna, maslahat, dan rahasia syariat yang besar. Karena 

sesungguhnya di dalam Bab 'Tindak Pidana (Pelukaan)" sangatlah sesuai bila harga sebuah 

tangan dibesarkan hingga lima ratus dinar, dengan maksud agar terjaga keselamatannya, 

tidak ada yang berani melukainya. Sedangkan dalam Bab "Pencurian" sangatlah sesuai 

bila nisab yang diwajibkan hukum potong tangan adalah seperempat dinar, dengan maksud 

agar orang-orang tidak berani melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini merupakan suatu 

hikmah yang sesungguhnya menurut pandangan orang-orang yang berakal. Karena itulah 

Allah Swt berfirman: ―(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 

siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. ― dilakukan oleh kedua 

tangannya yang berani mengambil harta orang lain secara tidak sah. Maka sangatlah sesuai 

bila kedua tangan yang dipakai sebagai sarana untuk tindak pidana pencurian itu dipotong 

―sebagai siksaan dari Allah  

Yaitu sebagai balasan dari Allah terhadap keduanya karena berani melakukan tindak 

pencurian. Dan Allah Mahaperkasa.  

Yakni dalam pembalasan-Nya. lagi Mahabijaksana.   

Yaitu dalam perintah dan larangan-Nya, serta dalam syariat dan takdirNya. Kemudian Allah 

SWT berfirman: ―Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah 

melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima 

tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.‖   

Yakni barang siapa sesudah melakukan tindak pidana pencurian, lalu bertobat dan kembali 

kepada jalan Allah, sesungguhnya Allah menerima tobatnya, menyangkut dosa antara dia 

dan Allah. Adapun mengenai harta orang lain yang telah dicurinya, maka dia harus 

mengembalikannya kepada pemiliknya atau menggantinya (bila telah rusak atau terpakai). 

Demikianlah menurut takwil yang dikemukakan oleh jumhur ulama. ‖ 

Imam Abu Hanifah mengatakan, "Manakala pelaku pencurian telah menjalani 

hukum potong tangan, sedangkan barang yang dicurinya telah rusak di tangannya, maka 

dia tidak dibebani mengembalikan gantinya." 

Al-Hafiz Abu Al-Hasan ad-Daraqutni telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu 

Hurairah: ―Bahwa didatangkan kepada Rasulullah SAW seorang yang telah mencuri sebuah 

kain selimut. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Aku tidak menyangka dia mencuri." Si 

pencuri menjawab, "Memang benar, saya telah mencuri, wahai Rasulullah.‖ Nabi SAW 

bersabda, "Bawalah dia dan potonglah tangannya, kemudian obatilah dan hadapkanlah dia 

kepadaku.‖ Setelah tangannya dipotong, lalu ia dihadapkan lagi kepada Nabi SAW. Maka 

Nabi Saw. bersabda, "Bertobatlah kamu kepada Allah!" Si pencuri menjawab, "Aku telah 

bertobat kepada Allah.‖ Nabi SAW bersabda, "Allah menerima tobatmu." 

Hadis ini telah diriwayatkan melalui jalur lain secara mursal. Hadis yang 

berpredikat mursal dinilai kuat oleh Ali ibn al-Madini dan Ibnu Khuzaimah. 

Ibnu Majah telah meriwayatkan melalui hadis Ibnu Luhai'ah, dari Yazid ibnu Abu 

Habib, dari Abdur Rahman ibn Sa'labah al-Anshariy, dari ayahnya, bahwa Umar ibnu 

Samurah ibn Habib ibn Abdu Syams datang kepada Nabi SAW lalu ia berkata, "Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya aku telah mencuri seekor unta milik Bani Fulan, maka 

bersihkanlah diriku." Lalu Nabi SAW mengirimkan utusan kepada mereka (Bani Fulan), dan 

ternyata mereka berkata, "Sesungguhnya kami kehilangan seekor unta milik kami." Maka 

Nabi SAW memerintahkan agar dilakukan hukum potong tangan terhadap Umar ibn 

Samurah. Lalu tangan Umar ibn Samurah dipotong, sedangkan Umar ibn Samurah berkata 

(kepada tangannya): ―Segala puji bagi Allah Yang telah membersihkan diriku darimu, kamu 

hendak memasukkan tubuhku ke dalam neraka.‖ 

Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari hadis Abdullah ibn Amr yang telah 

menceritakan bahwa seorang wanita mencuri sebuah perhiasan, lalu orang-orang yang 
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dihapus oleh Ahmad Syakir karena adanya urgensi untuk 

menjelaskan perbedaan ulama dalam masalah tersebut.  

(10) Menghapus hadis-hadis yang panjang dan hadis-hadis 

yang dirasa bukan merupakan penjelasan inti dalam tafsiran ayat. 

Inisiasi Ahmad Syakir adalah meringkas hal seperti itu dan 

memasukkan hadis-hadis yang berkaitan saja karena maksud 

                                                                                                                              
kecurian olehnya datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, 

wanita ini telah mencuri milik kami." Maka Rasulullah SAW bersabda: ―Potonglah tangan 

kanannya (Setelah menjalani hukum potong tangan) wanita itu bertanya, "Apakah masih ada 

jalan untuk bertobat?" Rasulullah SAW bersabda: ―Engkau sekarang (terbebas) dari dosamu 

sebagaimana keadaanmu di hari ketika kamu dilahirkan oleh ibumu.‖  Lalu Allah SWT 

menurunkan firman-Nya: ―Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) 

sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri. maka sesungguhnya Allah 

menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.‖ 

Wanita yang disebutkan di dalam hadis ini berasal dari Bani Makhzum, hadis yang 

menceritakan perihal dia disebutkan di dalam kitab Shahîhain melalui riwayat dari Aisyah. 

Disebutkan bahwa orang-orang Quraisy merasa kesusahan dalam menangani kasus pen-

curian yang dilakukan oleh seorang wanita (dari kalangan mereka) pada masa Nabi SAW 

tepatnya di masa perang kemenangan atas kota Mekah. Mereka berkata, "Siapakah yang 

berani meminta grasi kepada Rasulullah Saw. untuknya?" Mereka menjawab, 'Tiada yang 

berani meminta grasi kepada Rasulullah SAW kecuali Usamah ibn Zaid, orang kesayangan 

Rasulullah SAW" Kemudian wanita itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu Usamah 

berbicara kepada Rasulullah SAW meminta grasi untuk wanita itu. Maka Wajah rasulullah 

berbubah memerah. Lalu bersabda: ―Apakah kamu berani meminta grasi menyangkut suatu 

hukuman had yang telah ditetapkan oleh Allah SWT? Maka Usamah ibn Zaid berkata 

kepadanya, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampun kepada Allah untukku." Kemudian 

pada sore harinya Rasulullah SAW berdiri dan berkhotbah. Pada mulanya beliau membuka 

khotbahnya dengan pujian kepada Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian 

bersabda: Amma Ba'du. Sesungguhnya telah binasa orang-orang (umat-umat) sebelum 

kalian hanyalah karena bilamana ada seseorang yang terhormat dari kalangan mereka 

mencuri, maka mereka membiarkannya. Dan bilamana ada seorang yang lemah (orang 

kecil) dari kalangan mereka mencuri, maka mereka menegakkan hukuman had terhadapnya. 

Dan sesungguhnya aku sekarang, demi Tuhan Yang jiwaku berada di dalam genggaman 

kekuasaannya, seandainya Fatimah binti Muhammad (yakni putrinya) mencuri, niscaya aku 

potong tangannya. Kemudian wanita yang telah mencuri itu diperintahkan untuk dijatuhi 

hukuman, lalu tangannya dipotong. Aisyah mengatakan bahwa sesudah itu wanita tersebut 

melakukan tobatnya dengan baik dan menikah; lalu dia datang dan melaporkan mengenai 

kemiskinan yang dialaminya kepada Rasulullah SAW.    

Demikian menurut lafaz yang ada pada Imam Muslim. 

Menurut lafaz lain yang juga ada pada Imam Muslim, dari Aisyah, disebutkan bahwa Aisyah 

mengatakan, "Pada mulanya wanita dari kalangan Bani Makhzum itu meminjam sebuah 

barang, lalu dia mengingkarinya, maka Rasulullah SAW memerintahkan agar tangannya 

dipotong." 

Ibnu Umar menceritakan, bahwa dahulu ada seorang wanita dari kalangan Bani 

Makhzum meminjam sebuah barang melalui orang lain, lalu dia mengingkarinya, maka 

Rasulullah SAW memerintahkan agar tangannya dipotong. Hukum-hukum mengenai 

pencurian ini diketengahkan oleh banyak hadis yang semuanya disebutkan di dalam kitab 

fiqih. 
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utamanya adalah tafsir ayat bukan riwayat hadis seluruhnya. 

Kemudian Ahmad Syakir mengisyaratkan kepada pembaca tafsirnya 

tentang pemangkasan lafazh tersebut dengan tanda dua kurung. 

Sebagai contoh ketika menafsirkan QS. An-Nur/24:3 berikut: 

انِٓٱ ٓوَٓٓلزَّ ٓمُشِۡۡكَثا وۡ
َ
ٓأ ٓزَاجيَِثً ٓإلََِّّ ٓيَِهِحُ اجيَِثُٓٱلََّ ٓوخَُرّمَِٓٓلزَّ ٓمُشۡۡكُِٞۚ وۡ

َ
ٓأ ٓزَانٍ ٓٓإلََِّّ ا َٓ ٓيَِهِدُ لََّ

ٓ َٰلمَِٓعََلَ ٌِِيَِّٓٱذَ ؤۡ ٍُ ۡ   ٣ٓل
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang 

berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina 

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang 

mukmin. (an-Nur/24:3) 

Dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir menyebutkan hadis-

hadis tentang dayyuts
134

 yang dianggap oleh Ahmad Syakir tidak ada 

kaitannya dengan penafsiran ayat yang mengkaji tentang hukum 

menikah dengan perempuan dan laki-laki pezina. Ada empat hadis 

yang dihapus oleh Ahmad Syakir dalam hal ini. Diantara hadis-hadis 

panjang yang dihapus adalah sebagai berikut: 

Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa`iy 

karena hadis terdahulu yang kedudukannya lebih tinggi telah 

menyebutkan kandungan dari ayat tersebut dengan redaksi yang 

sama. 

ثػىنىا عىاصًمي بٍنً ت٤يىمَّدً بٍنً زىيٍدً بٍنً عى  ، حىدَّ ثػىنىا يػىعٍقيوبي بٍدً اللَّوً بن عمر بن ات٠طاب حىدَّ
: أىشٍهىدي لىسىمًعٍتي  عن أىخًيوً عيمىري بٍني ت٤يىمَّدو، عىنٍ عىبٍدً اللَّوً بٍنً يىسىارو مىوٍلىى ابٍنً عيمىرى قىاؿى

: قىاؿى عىبٍدي اللَّوً: قىاؿى  ثىةه لاى »رىسيوؿي اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى  سىالًمنا يػىقيوؿي يىدٍخيليوفى ثىلاى
رٍأىةي الٍميتػىرىجّْلىةي الٍ  يٍوً، كىالٍمى ةي اتٞىٍنَّةى كىلاى يػىنٍظيري اللَّوي إًلىيٍهًمٍ يػىوٍىـ الٍقًيىامىةً: الٍعىاؽُّ لًوىالًدى بػّْهى ميتىشى

يٍوً، كىمي  دٍمًني بالرجاؿ، كالديوث، كثلاث لاى يػىنٍظيري اللَّوي إًلىيٍهًمٍ يػىوٍىـ الٍقًيىامىةً: الٍعىاؽُّ لًوىالًدى
نَّافي تٔىا أىعٍطىى ، كىالٍمى كىرىكىاهي النَّسىائًيُّ  « ات٠ىٍمٍرى

ُّٓ 
Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ya'qub, 

telah menceritakan kepada kami Asim ibn Muhammad, dari Zaid ibn 

Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, dari saudaranya Umar ibn 

Muhammad, dari Abdullah ibn Yasar maula Ibnu Umar yang 

mengatakan ia bersumpah bahwa dirinya pernah mendengar Salim 
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mengatakan, "Abdullah ibn Umar pernah mengatakan bahwa 

Rasulullah SAW telah bersabda: "Ada tiga macam orang yang tidak 

dapat masuk surga dan Allah tidak melihat mereka kelak di hari 

kiamat, yaitu seseorang yang menyakiti kedua orang tuanya, seorang 

wanita yang bertingkah laku kelelaki-lakian lagi mirip dengan laki-

laki, dan seorang germo. Ada tiga macam orang yang Allah tidak 

mau melihat mereka kelak di hari kiamat, yaitu seseorang yang 

menyakiti kedua orang tuanya, pecandu khamr, dan orang yang suka 

menyebut-nyebut pemberiannya.‖ 

Hadis ini dihapus karena secara makna jauh dari tafsiran ayat, 

hanya penjelasan tambahan yang dikait-kaitkan dengan ayat. 

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad karena 

selain kedudukan hadis ini dha‘îf  dan  maknanya sama dengan 

riwayat terdahulu yang kedudukannya lebih tinggi . Selain itu makna 

hadis juga tidak ada kaitannya dengan ayat yang menyinggung 

tentang hukum perzinahan. 

، عىنٍ عيمىرى بٍنً ت٤يىمَّدو الٍعيمىرمًّْ، عىنٍ عىبٍدً  سً، عىنٍ يىزيًدى بٍنً زيرىيٍعو عىنٍ عىمٍرًك بٍنً عىلًيٍّ الٍفىلاَّ
ثًتَو عىنٍ  اللَّوً بٍنً يىسىارو بًوً. ثػىنىا الٍوىليًدي بٍني كى ، حىدَّ ثػىنىا يػىعٍقيوبي يٍضنا: حىدَّ يـ أىتٍٛىدي ى مىا كىقىاؿى الٍإً

 ، قىطىنً بٍنً كىىٍبو عىنٍ عيوىيٍمرًً بٍنً الٍأىجٍدىعً، عىمَّنٍ حىدَّثىوي عىنٍ سىالمًً بٍنً عىبٍدً اللَّوً بٍنً عيمىرى
ثىتًٍ عىبٍدً اللَّوً بٍنً عيمى  : حىدَّ ثىةه حىرَّىـ »رى أىفَّ رىسيوؿى اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى قىاؿى قىاؿى ثىلاى

« اللَّوي عىلىيٍهًمي اتٞىٍنَّةى: ميدٍمًني ات٠ىٍمٍرً، كىالٍعىاؽُّ لوالديو، كىالدَّيُّوثي الَّذًم ييقًرُّ في أىىٍلًوً ات٠ىٍبىثى 
 .ُّٔ 

Imam Nasai meriwayatkannya dari Amr ibn Ali al-Fallas, dari Yazid 

ibnu Zurai', dari Umar ibn Muhammad al-Umra, dari Abdullah ibn 

Yasar dengan sanad yang sama. Imam Ahmad mengatakan pula, 

telah menceritakan kepada kami Ya'qub, telah menceritakan kepada 

kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Kasir, 

dari Qatn ibn Wahb, dari Uwaimir ibn al-Ajda', dari seseorang yang 

menerimanya dari Salim ibn Abdullah ibn Umar yang mengatakan 

bahwa telah menceritakan kepadaku Abdullah ibn Umar, bahwa 

Rasulullah SAW pernah bersabda: Ada tiga macam orang yang Allah 

mengharamkan surga bagi mereka, yaitu pecandu khamr, orang yang 
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menyakiti kedua orang tuanya, dan lelaki yang menyetujui perbuatan 

mesum istrinya. 

Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud karena 

riwayat lain kedudukannya lebih tinggi telah menyebutkan 

kandungan dari ayat tersebut dengan redaksi yang sama. 

هٍلً بٍنً  ثىتًٍ رىجيله مًنٍ آؿً سى كىقىاؿى أبو داكد الطيالسي في مسنده: حدثتٍ شيعٍبىةي، حىدَّ
: قىاؿى رىسيوؿي اللَّوً  صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً  حينػىيٍفو عىنٍ ت٤يىمَّدً بٍنً عىمَّارو، عىنٍ عىمَّارً بٍنً يىاسًرو قىاؿى

ييسٍتىشٍهىدي بًوً لًمىا قػىبػٍلىوي مًنى الٍأىحىادًيثً.« لاى يىدٍخيلي اتٞىٍنَّةى دىيُّوثه »كىسىلَّمى 
ُّٕ 

Abu Daud At-Tayalisi mengatakan di dalam kitab musnadnya, telah 

menceritakan kepadaku seorang lelaki dari keluarga Sahi ibn Hanif, 

dari Muhammad ibn Ammar, dari Ammar ibn Yasir yang mengatakan 

bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak akan "masuk surga 

seorang lelaki dayyus. 

Keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang 

cukup panjang karena kedudukan hadis tersebut dha‘îf  dan riwayat 

terdahulu yang kedudukannya lebih tinggi telah menyebutkan 

kandungan dari ayat tersebut dengan redaksi yang sama. 

ثًتَي بٍني   ثػىنىا كى يـ بٍني سىوَّارو، حىدَّ ثػىنىا سىلاَّ يـ بٍني عىمَّارو، حىدَّ ثػىنىا ىًشىا كىقىاؿى ابٍني مىاجىوٍ حىدَّ
عٍتي رىسيوؿى اللَّوً  سيلىيٍمو عىنً  : تٝىً عٍتي أىنىسى بٍنى مىالًكو يػىقيوؿي الضَّحَّاؾً بٍنً ميزىاحًمو، تٝىً

مىنٍ أىرىادى أىفٍ يػىلٍقىى الله كىو طاىر متطهر، فليتزكج »صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى يػىقيوؿي 
ادو اتٞىٍوٍىىرمًُّ في  في إسناده ضعف. كقاؿ الإماـ أبو النصر إًتٍٝىاعًيلى بٍنً تٛىَّ  .«اتٟرائر

كًتىابًوً الصّْحىاحً في اللغة: الديوث القنزع، كىىيوى الَّذًم لاى غىيػٍرىةى لىوي، فىأىمَّا اتٟىٍدًيثي الَّذًم 
يـ أىبيو عىبٍدً الرَّتٍٛىنً النَّسىائًيُّ في كًتىابً النّْكىاحً مًنٍ سينىنًوً: أىخٍبػىرىنىا ت٤يىمَّدي بن  مىا رىكىاهي الٍإً
إتٝاعيل ابن عيلىيَّةى عىنٍ يىزيًدي بٍني ىىاريكفى، عىنٍ تٛىَّادً بٍنً سىلىمىةى كىغىتٍَهًً، عىنٍ ىىاريكفى بٍنً 
رًيًم عىنٍ عىبٍدً اللَّوً بٍنً عيبػىيٍدً بٍنً عيمىتٍَو، ، عىنٍ عىبٍدً اللَّوً بٍنً عيبػىيٍدً بٍنً عيمىتٍَو كىعىبٍدً الٍكى  رئًىابو

 . : جىاءى رىجيله عىنً ابٍنً عىبَّاسو رًيًم رىفػٍعىوي إًلىى ابٍنً عىبَّاسو كىىىاريكفي لمىٍ يػىرٍفػىعٍوي، قىالاى عىبٍدي الٍكى
: إًفَّ عًنٍدًم امٍرىأىةن ىًيى مًنٍ أىحىبّْ النَّاسً  إًلىى رىسيوؿً اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى فػىقىاؿى
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؟  مًسو نٍىعي يىدى لاى :« طىلّْقٍهىا»قىاؿى إًيىَّ، كىىًيى لاى ت٘ى اسٍتىمٍتًعٍ »لاى صىبػٍرى يً عىنػٍهىا. قىاؿى  قىاؿى
رًيًم لىيٍسى باًلٍقىوًمّْ « ْ« »ًّٔىا ا اتٟىٍدًيثي غىيػٍري ثىابًتو كىعىبٍدي الٍكى ثُيَّ قىاؿى النَّسىائًيُّ: ىىذى

دًيثي  دًيثً كىىىاريكفي أىثػٍبىتي مًنٍوي كىقىدٍ أىرٍسىلى اتٟىٍدًيثى كىىيوى ثقًىةه كىحى وي أىكٍلىى باًلصَّوىابً مًنٍ حى
: كىىيوى ابٍني أىبي الٍميخىارؽًً الٍبىصٍرمًُّ الٍميؤىدّْبي تىابًعًيّّ ضىعًيفي اتٟىٍدًيثً،  رًيًم. قػيلٍتي عىبٍدً الٍكى

دًيثيوي الٍمي  ، فىحى رٍسىلي أىكٍلىى  كىقىدٍ خىالىفىوي ىىاريكفي بٍني رئًىابو كىىيوى تىابًعًيّّ ثقًىةه مًنٍ رجًىاؿً ميسٍلًمو
ؽً، عىنٍ إًسٍحىاؽى بٍنً رىاىىوىيٍوً،  ، لىكًنٍ قىدٍ رىكىاهي النَّسىائًيُّ في كًتىابً الطَّلاى كىمىا قىاؿى النَّسىائًيُّ
، عىنٍ تٛىَّادً بٍنً سىلىمىةى، عىنٍ ىىاريكفى بٍنً رئًىابو عىنٍ عىبٍدً اللَّوً بٍنً  عىنً النَّضٍرً بٍنً شِيىيٍلو

نً عيمىتٍَو، عن ابن عباس مسندا، فذكره ّٔذا الإسناد، فرجالو عىلىى شىرٍطً ميسٍلًمو عيبػىيٍدً بٍ 
 ُّٖ.إًلاَّ أىفَّ النَّسىائًيَّ بػىعٍدى ركايتو لو قاؿ: ىذا خطأ كالصواب

Ibnu Majah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hisyam 

ibn Ammar, telah menceritakan kepada kami Salam ibn Siwar, telah 

menceritakan kepada kami Kasir ibn Sulaim, dari ad-Dahhak ibn 

Muzahim; ia pernah mendengar sahabat Anas ibn Malik mengatakan 

bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang 

siapa yang ingin menjumpai Allah dalam keadaan suci lagi 

disucikan, hendaklah ia mengawini wanita-wanita yang merdeka. Di 

dalam sanad hadis ini terdapat ke-daif-an. Imam Abu Nasr Isma'il 

ibn Hammad al-Jauhariy mengatakan di dalam kitab Sihah (yakni 

kitab kamus tulisannya) bahwa dayyus adalah seorang lelaki yang 

sama sekali tidak mempunyai rasa cemburu. Adapun mengenai hadis 

yang diriwayatkan oleh Abu Abdur Rahman An-Nasai di dalam kitab 
nikah, dari kitab sunannya, disebutkan bahwa telah menceritakan 

kepada kami Muhammad ibn Isma'il ibn Aliyyah, dari Yazid ibn 

Harun, dari Hammad ibn Salamah dan lain-lainnya, dari Harun ibn 

Rayyab, dari Abdullah ibn Ubaid ibnu Umair dan Abdul Karim, dari 

Abdullah ibn Ubaid ibnu Umair, dari Ibnu Abbas, Abdul Karim me-

rafa '-kannya sampai kepada ibnu Abbas, tetapi Harun tidak me-

rafa '-kannya. Keduanya (Abdul Karim dan Harun) mengatakan: 

bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, 

"Sesungguhnya saya mempunyai seorang istri yang paling saya 

cintai, tetapi ia tidak pernah menolak tangan lelaki yang 

menyentuhnya." Maka Nabi SAW bersabda, "Ceraikanlah 
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dia." Lelaki itu berkata, "Tetapi saya tidak tahan hidup tanpa dia." 

Rasulullah SAW bersabda, "Bersenang-senanglah dengannya." 

Kemudian Imam Nasai mengatakan bahwa hadis ini kurang kuat 

karena Abdul Karim predikatnya kurang kuat, padahal Harun 

predikatnya jauh lebih kuat daripadanya dan dia me-mursal-

kan hadis ini; dia adalah seorang yang siqah, dan hadisnya lebih 

utama untuk mendapat nilai kebenaran ketimbang hadis Abdul 

Karim. Menurutku, Abdul Karim adalah Ibnu Abi al-Mukhariq al-

Basri, seorang sastrawan lagi seorang tabi'in, tetapi da'if dalam 

periwayatan hadis. Harun Ibn Rayyab berbeda pendapat dengannya, 

sedangkan Harun adalah seorang tabi'in yang 

berpredikat tsiqah, termasuk salah seorang perawi Imam Muslim, 

hadisnya berpredikat mursal lebih utama, seperti yang dikatakan 

oleh Imam Nasai. Akan tetapi, Imam Nasai telah meriwayatkannya 

pula di dalam Kitab Talak  melalui Ishaq ibnu Rahawain, dari An-

Nadr ibnu Syamil, dari Hammad ibnu Salamah, dari Harun ibnu 

Rayyab, dari Abdullah ibnu Ubaid ibnu Umair, dari Ibnu Abbas 

secara musnad, lalu ia menceritakan dengan menyebutkan sanad ini. 

Semua perawinya dengan syarat Imam Muslim. Hanya Imam Nasai 

sesudah meriwayatkannya mengatakan bahwa 

menganggapnya marfu' adalah keliru, yang benar adalah mursal. 

Setelah menghapus riwayat-riwayat yang disampaikan di 

atas. Penjelasan Ahmad Syakir terhadap ayat ini tidak panjang. 

Ahmad Syakir hanya menjelaskan secara ringkas, bahwa para pezina 

tidak menikahi kecuali pezina pula atau orang musyrik. Kemudian 

Ahmad Syakir menukilkan pendapat Ibnu ‗Abbas sebagai penguat 

pendapatnya dan menjelaskan tafsir sambungan ayat tersebut. 

Adapun sebagai perbandingan sisa penafsiran Ibnu Katsir setelah 

dipangkas dalam menafsirkan ayat ini dan dinukilkan dalam 

mukhtashar Ahmad Syakir sebagai berikut: 

يػىنٍكًحيها إًلاَّ زافو أىكٍ ميشٍرؾًه كىحيرّْىـ ذلًكى الزَّاني لاى يػىنٍكًحي إًلاَّ زانيًىةن أىكٍ ميشٍركًىةن كىالزَّانيًىةي لاى 
ا خىبػىره مًنى اللَّوً تػىعىالىى بأًىفَّ الزَّانيى لاى يىطىأي إًلاَّ زىانيًىةن أىكٍ ميشٍركًىةن، أىمٍ  (ّعىلىى الٍميؤٍمًنًتُى ) ىىذى

، عىنً لاى ييطىاكًعيوي عىلىى مراده من الزنا إًلاَّ زىانيًىةه عىاصًيىةه، أىكٍ ميشٍ  ركًىةه لاى تػىرىل حيرٍمىةى ذىلًكى
ا باًلنّْكىاحً،  : لىيٍسى ىىذى ابٍنً عىبَّاسو رىضًيى الله عنو الزَّاني لاى يػىنٍكًحي إًلاَّ زانيًىةن أىكٍ ميشٍركًىةن قىاؿى

ا إًسٍنىاده صىحًيحه  ، كىىىذى عىنٍوي، كىقىدٍ ريكًمى عىنٍوي إًنمَّىا ىيوى اتًٍٞمىاعي لاى يػىزٍني ًّٔىا إًلاَّ زىافو أىكٍ ميشٍرؾًه
عًيدً بٍنً جيبػىتٍَو كىعيرٍكىةى بٍنً الزُّبػىتًٍَ  مًنٍ غىتًٍَ كىجٍوو أىيٍضنا. كىقىدٍ ريكًمى عىنٍ ت٣يىاىًدكىعًكٍرمًىةى كىسى
: كىحي  . كىقػىوٍليوي تػىعىالىى يَّافى كىغىتًٍَ كىاحًدو ت٨ىٍوي ذىلًكى رّْىـ كىالضّْحىاؾً كىمىكٍحيوؿو كىميقىاتًلً بٍنً حى
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ذلًكى عىلىى الٍميؤٍمًنًتُى أم تعاطيو كالتزكج بالبغايا، أك تزكي  العفائف بالرجاؿ الفجار، 
عًيدً بٍنً جيبػىتٍَو عىنً ابٍنً  ثػىنىا قػىيٍسه عىنٍ أىبي حيصىتٍُو عىنٍ سى : حىدَّ كىقىاؿى أىبيو دىاكيدى الطَّيىالًسًيُّ

: حرـ الله الزنا عىلىى الٍميؤٍمًنًتُى. كىقىاؿى قػىتىادىةي عىبَّاسو كىحيرّْىـ ذلًكى عىلىى الٍميؤٍمًنًتُى  قىاؿى
ىـ في ذىلًكى فػىقىاؿى كىحيرّْىـ  يَّافى: حىرَّىـ اللَّوي عىلىى الٍميؤٍمًنًتُى نًكىاحى الٍبػىغىايىا، كىتػىقىدَّ  كىميقىاتًلي بٍني حى

: ت٤يٍ  قىوٍلًوً تػىعىالىى ذًهً الٍآيىةي كى صىناتو غىيػٍرى ميسافًحاتو كىلا ميتَّخًذاتً ذلًكى عىلىى الٍميؤٍمًنًتُى كىىى
ةً: 25أىخٍدافو ]النّْسىاءً: [ . كىقػىوٍليوي ت٤يٍصًنًتُى غىيػٍرى ميسافًحًتُى كىلا ميتَّخًذًم أىخٍدافو ]الٍمىائًدى

يـ أىتٍٛىدي بٍني حىنٍبىلو رىتًٛىوي اللَّوي إًلىى أىنَّوي لاى يى ٓ مىا صًحُّ الٍعىقٍدي [ الآية، كىمًنٍ ىىاىينىا ذىىىبى الٍإً
، فىإًفٍ تىابىتٍ صىحَّ  رٍأىةً الٍبىغًيّْ مىا دىامىتٍ كىذىلًكى حىتىَّ تيسٍتىتىابى مًنى الرَّجيلً الٍعىفًيفً عىلىى الٍمى

رٍأىةً اتٟيٍرَّةً الٍعىفًيفىةً باًلرَّجيلً الٍفى  ، كىكىذىلًكى لاى يىصًحُّ تػىزٍكًي ي الٍمى اجًرً الٍعىقٍدي عىلىيػٍهىا كىإًلاَّ فىلاى
: كىحيرّْىـ ذلًكى عىلىى الٍميؤٍمًنًتُى  الٍميسىافًحً حىتىَّ يػىتيوبى تػىوٍبىةن صىحًيحىةن لًقىوٍلًوً تػىعىالىى

ُّٗ 
Allah SWT berfirman: ―Laki-laki yang berzina tidak mengawini 

melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; 

dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki 

yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu 

diharamkan atas orang-orang yang mukmin.‖ Hal ini merupakan 

suatu berita dari Allah SWT yang mengatakan bahwa seorang lelaki 

pezina tidaklah bersetubuh melainkan hanya dengan perempuan 

pezina atau musyrik. Dengan kata lain, tiada seorang wanita pun 

yang mau melayani hawa nafsu zina lelaki pezina melainkan 

hanyalah wanita pezina lagi durhaka atau wanita musyrik yang tidak 

menganggap perbuatan zina itu haram. Demikian pula makna yang 

dimaksud oleh firman selanjutnya, yaitu: dan perempuan yang 

berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina. Yakni 

laki-laki durhaka karena perbuatan zinanya atau laki-laki yang 

musyrik yang meyakini bahwa zina itu tidak haram. Sufyan ast-

Tsauriy mengatakan dari Habib ibn Abu Amrah, dari Sa'id ibn 

Jubair, dari Ibnu Abbas r.a. sehubungan dengan makna firman-

Nya: ―Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 

yang berzina atau perempuan yang musyrik. Bahwa yang dimaksud 

dengan nikah dalam ayat ini bukanlah kawin, melainkan bersetubuh. 

Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa tiada seorang pun yang 

berzina dengan perempuan pezina melainkan hanyalah lelaki pezina 

atau lelaki musyrik. Sanad riwayat ini sahih sampai kepada Ibnu 
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Abbas. Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas melalui berbagai 

jalur semisal telah diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibn 

Jubair, Urwah ibn az-Zubair, ad-Dahhak, Makhul, Muqatil ibn 

Hayyan, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Firman Allah 

SWT: ―...dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang 

mukmin.‖ Maksudnya, diharamkan atas mereka melakukan 

perbuatan tersebut dan mengawini pelacur-pelacur, atau 

mengawinkan wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya 

dengan laki-laki yang lacur. Abu Daud ath-Thayalasi mengatakan, 

telah menceritakan kepada kami Qais, dari Abu Hushain, dari Sa'id 

ibn Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-

Nya: ―...dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang 

mukmin. (An-Nur: 3) Yakni Allah mengharamkan perbuatan zina atas 

orang-orang mukmin. Qatadah dan Muqatil ibn Hayyan mengatakan 

bahwa Allah mengharamkan orang-orang mukmin mengawini para 

pelacur, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Firman Allah 

SWT berikut ini, yaitu: ―...dan yang demikian itu diharamkan atas 

orang-orang yang mukmin. (QS. An-Nur/24:3) semakna dengan apa 

yang disebutkan oleh firman-Nya dalam ayat yang lain, yaitu: 

―Sedangkan mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan 

pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain 

sebagai piaraannya. (QS. An-Nisa/4:25). Dan firman Allah SWT: 

―...dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan 

tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. (QS. Al-Maidah/5:5), 

hingga akhir ayat. Berangkat dari pengertian ini Imam Ahmad ibn 

Hambal berpendapat bahwa tidak sah akad nikah seorang lelaki 

yang memelihara diri dari perbuatan zina terhadap wanita tuna 

susila, selagi wanita yang bersangkutan masih tetap sebagai pelacur, 

terkecuali bila ia telah bertobat. Jika wanita yang bersangkutan telah 

bertobat, maka akad nikah terhadapnya dari laki-laki yang 

memelihara diri hukumnya sah; dan jika masih belum bertobat, akad 

nikahnya tetap tidak sah. Demikian pula halnya kebalikannya, yaitu 

mengawinkan wanita yang terpelihara kehormatan dirinya dengan 

seorang lelaki yang suka melacur, sebelum lelaki itu bertobat dengan 

tobat yang sebenar-benarnya, karena berdasarkan firman Allah SWT 

yang mengatakan: ―...dan yang demikian itu diharamkan atas orang-

orang yang mukmin.‖ 

(11) Ahmad Syakir menghapus naskah Ibnu Katsir yang 

membicarakan peristiwa-peristiwa sejarah yang disampaikan secara 

panjang lebar. Karena penjelasan sejarah bukan bagian dari tafsir, 

berbeda halnya dengan sejarah yang ada kaitannya dengan asbab an-

nuzûl.  
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Sebagai contoh ketika menafsirkan surat al-Baqarah ayat 67 

ini, dimana Ibnu Katsir menukilkan hadis yang sangat panjang 

tentang kisah sapi betina ini. Sebagian riwayat ini tidak dapat 

dipercayai kebenarannya karena sumber kisah bukanlah dari tempat 

terpercaya. Maka untuk meringkas tafsir ini, Ahmad Syakir 

menghapusnya. Berikut riwayat yang dihapus oleh Ahmad Syakir 

dari tafsir Ibnu Katsir yang dianggap melebar dari kandungan ayat 

adalah, riwayat Ibnu Jarir ath-Thabariy dari ‗Ubaidah as-Salmaniy, 

riwayat Abd ibn Humaid dan Adam ibn Abi Iyas, menghapus riwayat 

as-Sudiy.
140

 

Setelah menghapus semua riwayat dan penjelasan yang 

dianggap bukan bagian dari tafsir ayat, Ahmad Syakir menyisakan 

penjelasan berikut saja: 

كىإًذٍ قاؿى ميوسى لًقىوٍمًوً إًفَّ اللَّوى يىأٍميريكيمٍ أىفٍ تىذٍتْىيوا بػىقىرىةن قاليوا أىتػىتَّخًذينا ىيزيكان قاؿى أىعيوذي 
: كىاذكٍيريكا يىا بىتًٍ إًسٍرىائيًلى نعًٍمىتًي عىلىيٍكيمٍ  (ٕٔأىفٍ أىكيوفى مًنى اتٍٞاىًلًتُى ) باًللَّوً  يػىقيوؿي تػىعىالىى

بىبًهىا، كىإًحٍيىاءً اللَّوً  أٍفً الٍبػىقىرىةً، كىبػىيىافً الٍقىاتلًً مىنٍ ىيوى بًسى رٍؽً الٍعىادىةً لىكيمٍ في شى في خى
، كىنىصّْوً عىلى  قٍتيوؿى ةى كىأىبي الٍعىاليًىةً [ ].ى مىنٍ قػىتػىلىوي مًنػٍهيمالٍمى كىذه السياقات عىنٍ عيبػىيٍدى

ا مىأٍخيوذىةه مًنٍ كيتيبً بىتًٍ إًسٍرىائيًلى،  ؼه مىا، كىالظَّاىًري أىنػَّهى كىالسُّدّْمّْ كىغىتٍَىًًمٍ، فًيهىا اخٍتًلاى
لهذا لا يعتمد عىلىيػٍهىا إًلاَّ مىا كىىًيى ت٦َّا يجىيوزي نػىقٍليهىا، كىلىكًنٍ لا تصدؽ كلا تكذب، ف

نىا، كىاللَّوي أعلم. كىافىقى اتٟىٍقَّ عًنٍدى
ُُْ 

Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Sesung-

guhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi 

betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami 
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buah ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah akan 

termasuk golongan orang-orang yang jahil." Allah SWT berfirman 

melalui ayat ini, "Ingatlah kalian, hai kaum Bani Israil, akan nikmat-

Ku yang telah Kulimpahkan kepada kalian dalam hal yang 

menyangkut perkara yang berlainan dengan hukum alam bagi 

kalian," yaitu mengenai seekor sapi betina dan keterangan mengenai 

si pembunuhnya dengan melalui sapi betina itu, kemudian Allah 

menghidupkan si terbunuh, lalu si terbunuh menyebut siapa pelaku 

yang telah membunuh dirinya dari kalangan mereka.[ ] Riwayat ini 

dari Ubaidah dan Abi al-Aliyah dan as-Sudiy serta selain mereka. 

Dalam riwayat ini terdapat perbedaan. Namun yang jelas, riwayat 

ini terdapat dalam kitab Bani Israil. Riwayat yang boleh dinukilkan 

tetapi tidak boleh dibenarkan dan tidak pula didustakan. Karena 

itulah riwayat ini tidak bisa jadi pegangan bagi kami. 

Ahmad Syakir menyebutkan alasan penghapusan penjelasan 

Ibnu Katsir dalam dua tanda kurung seperti ini [ ] dan dalam tanda 

kurung itu disebutkan :‖[Kemudian Ibnu Katisr menukilkan riwayat-

riwayat yang panjang yang menyebutkan kisah-kisah sapi betina, 

dimana kisah ini tidak sebaiknya dinukilkan karena tidak 

menyatakan sumber yang terpercaya.]‖ 

(12) Membubuhkan tanda baca seperlunya. Tujuan dari 

memberi tanda baca seperti ini  [ ] dalam pertengahan naskah asli 

Ibnu Katsir adalah untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa 

penambahan yang dilakukan itu adalah nash dari Ahmad Syakir 

bukan dari Ibnu Katsir. Contohnya dalam poin sebelumnya yang 

telah disebutkan oleh peneliti. 

كىإًذٍ قاؿى ميوسى لًقىوٍمًوً إًفَّ اللَّوى يىأٍميريكيمٍ أىفٍ تىذٍتْىيوا بػىقىرىةن قاليوا أىتػىتَّخًذينا ىيزيكان قاؿى أىعيوذي 
: كىاذكٍيريكا يىا بىتًٍ إًسٍرىائيًلى نعًٍمىتًي عىلىيٍكيمٍ  (ٕٔأىكيوفى مًنى اتٍٞاىًلًتُى )باًللَّوً أىفٍ  يػىقيوؿي تػىعىالىى

بىبًهىا، كىإًحٍيىاءً اللَّوً  أٍفً الٍبػىقىرىةً، كىبػىيىافً الٍقىاتلًً مىنٍ ىيوى بًسى رٍؽً الٍعىادىةً لىكيمٍ في شى في خى
، كىنىصّْوً عىلىى مىنٍ  قٍتيوؿى ثُ ذكر ابن كثتَ ىنا ركايات مطولة فيها بسط  [قػىتػىلىوي مًنػٍهيم الٍمى

كىذه السياقات عىنٍ ] لا تصلح للركاية كليست موضع الثقة –قصة البقرة  –القصة 
ؼه مىا، كىالظَّاىًري أىنػَّهىا مىأٍخيوذىةه مًنٍ   ةى كىأىبي الٍعىاليًىةً كىالسُّدّْمّْ كىغىتٍَىًًمٍ، فًيهىا اخٍتًلاى عيبػىيٍدى
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كيتيبً بىتًٍ إًسٍرىائيًلى، كىىًيى ت٦َّا يجىيوزي نػىقٍليهىا، كىلىكًنٍ لا تصدؽ كلا تكذب، فلهذا لا 
نىا، كىاللَّوي أعلم.يعتمد عىلىيػٍهىا إًلاَّ   مىا كىافىقى اتٟىٍقَّ عًنٍدى

ُِْ 
  Dalam nash tersebut ada tanda baca dua tanda kurung yang 

berisikan tulisan Ahmad Syakir [Ibnu Katsir menyebutkan banyak 

riwayat yang panjang dipertengahan kisah Sapi Betina, dimana 

riwayat tersebut tidak layak untuk disampaikan karena sumbernya 

tidak dapat dipercaya]. Tanda baca yang dibubuhkan ini sebagai bukti 

bahwa Ahmad Syakir tidak merubah naskah asli dengan penambahan. 

Nash yang terdapat di dalam kurung adalah sebagai penjelasan untuk 

ungkapan yang tidak dipahami maksudnya pada manuskrip tersebut 

atau tidak sempurna kecuali dengan tambahan penjelasan. Contohnya 

dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 246 berikut: 

لىى الٍمىلَىً مًنٍ بىتًٍ إًسٍرائيًلى مًنٍ بػىعٍدً ميوسى إًذٍ قاليوا لنًىبٍِّ ت٢ىيمي ابػٍعىثٍ لىنا مىلًكان أىلمىٍ تػىرى إً 
يٍتيمٍ إًفٍ كيتًبى عىلىيٍكيمي الٍقًتاؿي أىلاَّ تيقاتلًيوا قاليوا كىما لىنا  بًيلً اللَّوً قاؿى ىىلٍ عىسى نيقاتًلٍ في سى

بًيلً اللَّ  وً كىقىدٍ أيخٍرجًٍنا مًنٍ دًيارنًا كىأىبنٍائنًا فػىلىمَّا كيتًبى عىلىيٍهًمي الٍقًتاؿي تػىوىلَّوٍا أىلاَّ نيقاتًلى في سى
يـ،   (ِْٔإًلاَّ قىلًيلان مًنػٍهيمٍ كىاللَّوي عىلًيمه باًلظَّالًمًتُى ) كىكىافى ذىلًكى في زىمىافً دىاكيدى عىلىيٍوً السَّلاى

نىةو، كىمىا ىيوى ميصىرَّحه بًوً في الٍقًصَّ  ةً، كىقىدٍ كىافى بػىتٍُى دىاكيدى كىميوسىى مىا يينًيفي عىنٍ أىلٍفً سى
 ُّْكقد أكحى الله إلى ذلك النبِ من بتٍ إسرائيل[كىاللَّوي أعلم 

Firman Allah SWT: ―Apakah kalian tidak memperhatikan pemuka-

pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata 

kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk karni seorang raja 

supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah." 

Nabi mereka menjawab, "Mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan 

berperang, kalian tidak akan berperang." Mereka menjawab, 

"Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal 

sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan 

dari anak-anak kami?" Maka tatkala perang itu diwajibkan atas 

mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di 

antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang 

zalim.‖  Hal yang dikisahkan di dalam ayat ini terjadi di masa Nabi 

Daud AS, seperti yang dijelaskan di dalam kisah mengenainya. Jarak 
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antara masa Nabi Daud dengan Nabi Musa kurang lebih seribu 

tahun, [dan Allah SWT telah mewahyukan kepada Nabi tersebut dari 

Bani Israil]. 

Nash yang terdapat dalam dua kurung tersebut sebagai 

pembetulan naskah yang dianggap salah dalam manuskrip. 

Contohnya dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah/2:70 berikut: 

ثػٍرىةً سؤات٢م لرسوت٢م، ت٢ذا ت١ا ضيقوا على أنفسهم  خٍبػىرى تػىعىالىى عىنٍ تػىعىنُّتً بىتًٍ إًسٍرىائيًلى كىكى
وٍقًعى عىنػٍهيمٍ، كىمىا قىاؿى ابٍني  ضيق الله عىلىيٍهًمٍ، كىلىوٍ أىنػَّهيمٍ ذىتْىيوا أىمَّ بػىقىرىةو كىانىتٍ لىوىقػىعىتً الٍمى
 ٍ عىبَّاسو كىعيبػىيٍدىةي كىغىيػٍري كىاحًدو، كىلىكًنػَّهيمٍ شىدَّديكا فىشيدّْدى عىلىيٍهًمٍ فػىقىاليوا: ادعٍي لىنا رىبَّكى يػيبػىتُّْ

: لى  ، قىاؿى ذًهً الٍبػىقىرىةي كىأىمُّ شىيٍءو صًفىتػيهىا، قىاؿى ابٍني جىريًروعىنً ابٍنً عىبَّاسو نا مىا ىًيى أم مىا ىى
إًسٍنىاده  -عىلىيٍهًمٍ ]الله [لو أخذكا أدنِّ بقرة لاكتفوا ّٔا، كلكنهم شددكا فشدد  

، كىكىذى  -صىحًيحه  ةي كىالسُّدّْمُّ كىت٣يىاىًده كىقىدٍ رىكىاهي غىيػٍري كىاحًدو عىنً ابٍنً عىبَّاسو ا قىاؿى عيبػىيٍدى
: قىاؿى يً عىطىاءه: لىوٍ أىخىذيكا أدنِّ بقرة  كىعًكٍرمًىةي كىأىبيو الٍعىاليًىةً كىغىيػٍري كىاحًدو، كىقىاؿى ابٍني جيرىيٍ و

لَّمى:  : قىاؿى رىسيوؿي اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسى ا أيمًريكا بًأىدٍنِّى إًنمَّى »لكفتهم، قىاؿى ابٍني جيرىيٍ و
بػىقىرىةو كلكنهم ت١ا شددكا شىدَّدى اللَّوي عىلىيٍهًمٍ كىايٍمي اللَّوً لىوٍ أىنػَّهيمٍ لم يستثنوا ت١ا بػييػّْنىتٍ ت٢ىيمٍ 

 «آخًرى الٍأىبىدً 
Allah SWT menceritakan kebandelan kaum Bani Israil dan mereka 

banyak bertanya kepada rasul-rasul-Nya. Karena itu, tatkala mereka 

mempersempit diri mereka, maka Allah benar-benar mempersempit-

nya. Seandainya mereka segera menyembelih sapi betina apa pun, 

niscaya hal itu sudah cukup bagi mereka sesuai dengan apa yang di-

perintahkan. Demikian menurut Ibnu Abbas, Ubaidah, dan lain-lain-

nya; tetapi ternyata orang-orang Bani Israil berkeras kepala, maka 

[Allah] memperkeras sanksi-Nya kepada mereka. Mereka berkata 

seperti yang disebutkan oleh firman-Nya: ―Mohonkanlah kepada 

Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami sapi 

betina apakah itu.‖ Makna yang dimaksud ialah bagaimana ciri 

khas sapi tersebut. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh selain Ibnu 

Abbas, seperti Ubaidah, as-Suddy, Mujahid, Ikrimah, Abu al-Aliyah 

dan yang lainnya. Ibnu Juraij berkata: Atha mengatakan kepadaku: 

"Seandainya mereka mengambil sapi betina apa pun sejak semula, 

niscaya hal itu sudah cukup bagi mereka. Tetapi mereka membandel, 

maka Allah memperkeras sanksi terhadap mereka. Rasulullah 

bersabda: ―Sesungguhnya mereka hanya diperintahkan untuk 

mencari sapi betina apa pun, tetapi mereka membandel, maka Allah 
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memperkeras sanksi-Nya terhadap mereka. Demi Allah, seandainya 

mereka tidak mengucapkan kalimat istigna (insya 

Allah), niscaya mereka tidak akan diberi penjelasan sampai hari 

kiamat.‖ 

Ahmad Syakir menjelaskan, tambahan lafazh Allah dalam 

dua kurung adalah kata tambahan dari manuskrip al-Azhar. Dan 

penulisannya sama dengan apa yang disebutkan oleh Imam ath-

Thabariy dalam kitabnya. Lalu Ahmad Syakir menyebutkan halaman 

tafsir ath-Thabariy tersebut. Yaitu terdapat pada halaman 1235.
144

  

(13) Memberi tambahan tanda baca, perubahan sederhana 

dalam penyebutan rawi. Misalnya menyebutkan nama sahabatnya 

dulu kemudian menyebutkan nama kitab-kitab penukilannya tanpa 

mengisyaratkan lagi perubahan tersebut. Diantara perubahan 

sederhana yang dilakukan  sebagai berikut a) Memberi tanda baca  

yang tidak terdapat pada manuskrip aslinya. b) Menyebutkan nama 

sahabat terlebih dahulu, kemudian menyebutkan hadisnya. c) 

Menyebutkan hadis kemudian menyebutkan rawiynya. d) 

Penyesuaian penyebutan ayat-ayat dengan dialeg mushaf Utsmani 

yang disertai harakah, tanda wakaf, nomor ayat, sesuai dengan 

cetakan pemerintahan mesir yang telah dikoreksi dan diakui 

keabsahannya. e) Memberi nama surat dan ayat pada bagian atas 

tafsir, memberi petunjuk juz ( ) yang ditafsirkan, memberikan 

petunjuk awal rubu‘ ( ). f) Memberi petunjuk pada ayat-ayat sajadah 

dengan menuliskan kata sajadah ( ) di pinggir tafsir. 

 Penjelasan terkait poin ini akan dijelaskan lebih detail dalam 

sistematika penulisan tafsir mukhtasar ‗Umdat at-Tafsîr. Ahmad 

Syakir menekankan bahwa pada dasarnya beliau tidak berkeinginan 

untuk merubah warisan-warisan sejarah yang agung ini akan tetapi 

karena kepentingan yang mendesak untuk mendekatkan pemahaman 

tafsir kepada para pembaca umum yang gemar mencari wawasan 

keilmuan, yang tidak bisa secara kontinu menelaah.  

Berbeda dengan ‗Umdat at-Tafsîr, metode penafsiran al-

Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm adalah metode tafsir ijmâliy 

dengan sumber tafsir bi arra`yi dengan kaedah tarjîh atau qaul wâhid. 

Tujuan utama dari tafsir mukhtasar itu sendiri yaitu memberikan 

kemudahan pemahaman terhadap pembaca dalam memahami 

kandungan Al-Qur`an. 
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Berbeda dengan  ‗Umdat at-Tafsîr, tafsir ini menggunakan 

metode tafsir mukhtasar bizâtihi atau ibtidâ‘iy sedangkan ‗Umdat at-

Tafsîr menggunakan metode tafsir bighairihi. 

Secara lebih rinci diantara metode yang digunakan oleh para 

penulis tafsir ini sebagai berikut: 

 Pertama, menggunakan ungkapan yang jelas, singkat dan 

mudah dipahami. Sebagai contoh dalam penafsiran QS. An-Nisa/4: 

55 berikut: 

ً ُٓ ِۡ ٍِ ٓةِِّٓٓفَ ََ ٌَ ٓءَا َۡ ٓشَػِيًرآٓۦٌَّ ًَ َِّ َٓ ٓبَِِ ُۚٓوَكَفََِٰ ُّ ِۡ ٓخَ َٓضَدَّ ٌَّ ًٓ ُٓ ِۡ ٌِ   ٥٥وَ
Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu), ada 

orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada 

orang-orang yang menghalangi (manusia) dari beriman kepadanya. 

Dan cukuplah (bagi mereka) Jahannam yang menyala-nyala apinya. 

(an-Nisa/4:55). 

Tafsiran dari ayat ini sebagai berikut: 

من أىل الكتاب من آمن تٔا أنزؿ الله على إبراىيم عليو السلاـ كعلى أنبيائو من 
كمنهم من أعرض عن الإيماف بو، كىذا موقفهم ت٦ا أينزؿً على النبِ ت٤مد صلى  ذريتو،

.الله عليو كسلم، كالنار ىي العذاب ات١كافئ ت١ن كفر منهم
145

 

Di antara orang-orang ahli kitab ada orang-orang yang beriman 

kepada apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim AS dan Nabi-Nabi 

dari keturunannya. Diantara mereka ada orang-orang berpaling dari 

beriman kepadanya. Itulah sikap mereka terhadap apa yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan neraka adalah azab 

yang setimpal bagi ahli kitab yang mengingkarinya. 

Dari ungkapan penafsiran yang digunakan sangat jelas dan 

mudah dipahami oleh pembaca tafsir; pertama menjelaskan sikap ahli 

kitab terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan 

Nabi-Nabi setelahnya. Dalam hal ini ahli kitab tergolong menjadi 

dua; ada yang beriman dengan wahyu tersebut dan ada yang 

berpaling. Sebagaimana sikap mereka terhadap Nabi sebelum 

Muhammad, begitu juga sikap mereka terhadap Al-Qur`an. Orang-

orang yang berpaling dari ahli kitab ini akan dimasukkan ke neraka. 

Berbeda dengan ‗Umdat at-Tafsîr, tafsir ini tidak menukilkan 

satu riwayatpun dalam menjelaskan kandungan tafsirnya, namun 

langsung kepada inti sari penafsiran yang disepakati oleh para ulama 

tanpa harus menyebutkan sanad-sanad yang berkaitan dengan 

penjelasan ringkas tersebut. 
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Kedua, penjelasan dalam penafsiran dengan metode syarh 

mamzûj yaitu menggabungankan penjelasan dengan potongan ayat. 

Sebagai contoh penafsiran dalam QS. At-Taubah/9:119 berikut: 

ا َٓ حُّ
َ
أ ََٓٱٓيََٰٓ ِي أْٓٓلََّّ ُِ ٌَ ْٓٱءَا أ لُ َٓٱٓتَّ عَٓٓللَّّ ٌَ أْٓ َٰدِقيَِّٓٱوَكُُُٔ   ١١٩ٓىصَّ

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (at-

Taubah/9:119) 

Tafsiran dari ayat ini sebagai berikut: 

بالله كاتبعوا رسولو كعملوا بشرعو، اتقوا الله بامتثاؿ أكامره، )يا أيها الذين آمنوا (
في إيمانهم كأقوات٢م كأعمات٢م، فلا مىنٍجاة لكم  )ككونوا مع الصادقتُ(كاجتناب نواىيو، 

 ُْٔ.إلا في الصدؽ
Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikuti rasul-

Nya, dan menjalankan syariat-Nya, takutlah kepada Allah dengan 

menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-

larangan-Nya. Bergabunglah bersama orang-orang yang jujur dalam 

keimanan, ucapan, dan perbuatannya. Karena tidak ada keselamatan 

bagi kalian kecuali di dalam kejujuran. 

Ketika menafsirkan ayat ini, dimasukkan potongan-potongan 

ayat ke dalam tafsir agar mudah dipahami sebagaimana yang terdapat 

dalam tanda kurung dan begitu juga metode yang diterapkan dalam 

tafsirnya. 

Jika dikomparasi dengan  ‗Umdat at-Tafsîr, setidaknya dalam 

menafsirkan QS. At-Taubah/9:119 Ahmad Syakir menukilkan hadis 

yang masyhur berkaitan dengan ayat ini sebagai penguat dan motivasi 

untuk selalu bersikap jujur dan meninggalkan kebohongan. Hadist 

tersebut adalah
147

: 

 

عىنٍ عىبٍدً الًله بنً مىسٍعيوٍد رىضًيى اللهي عىنٍوي قىاؿى : قىاؿى رىسيوٍؿي الًله صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّمى : 
ؿي عىلىيٍكيمٍ باًلصّْدٍؽً ، فىإًفَّ الصّْدٍؽى يػىهٍدًمٍ إًلىى الٍبًرّْ ، كىإًفَّ الٍبرَّ يػىهٍدًمٍ إًلىى اتٞىٍنَّةً ، كىمىا يػىزىا

يػٍقنا ، كىإًيَّاكيمٍ كىالٍكىذًبى ، الرَّجيلي يىصٍ  ديؽي كىيػىتىحىرَّل الصّْدٍؽى حىتىَّ ييكٍتىبى عًنٍدى الًله صًدّْ
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فىإًفَّ الٍكىذًبى يػىهٍدًمٍ إًلىى الٍفيجيوٍرً ، كىإًفَّ الٍفيجيوٍرى يػىهٍدًمٍ إًلىى النَّارً ، كىمىا يػىزىاؿي الرَّجيلي 
ابنايىكٍذًبي كىيػىتىحىرَّل الٍكىذًبى حىتىَّ يي   كٍتىبى عًنٍدى الًله كىذَّ

Dari ‗Abdullah Ibn Mas‘ud RA, ia berkata: ―Rasulullah SAW 

bersabda, ‗Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran 

membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang 

ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih 

jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan 

jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang 

kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. 

Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka 

akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta (pembohong).‖[HR. 

Bukhariy no. 6094, Muslim no. 105/2607, Ahmad no. 3638). 

Kemudian Ahmad Syakir menukilkan pendapat Abdullah ibn 

Umar  yang menafsirkan  دًقًتُى  كىكيونيواٍ مىعى ٱلصََّٰ  adalah bersama Muhammad dan 

sahabat-sahabatnya. Dhahak berpendapat, bersama Abu Bakr, Umar 

dan sahabat-sahabat yang lain. Hasan Basri berpendapat, bahwa 

maksud ayat tersebut adalah jika kamu ingin menjadi golongan orang 

yang jujur, maka zuhudlah terhadap dunia dan cukuplah berteman 

dengan orang-orang yang paham agama saja.
148

 

Dari metodologi dua tafsir mukhatasar sangatlah jelas 

perbedaan metode yang digunakan keduanya yang berpengaruh 

terhadap konten penafsiran, dimana al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`ân al-Karîm lebih ringkas dalam penjelasan tafsir sedangkan 

‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr lebih memadai dalam 

memberi penjelasan ayat. 

Ketiga, penjelasan tafsir hanya seputar kandungan ayat dan 

tidak menjelaskan pembahasan tentang kajian qirâ`ât, i‘râb, fikih dan 

lain sebagainya. Sebagai contoh tafsiran QS. At-Taubah/9:122 

berikut: 

آكََنَٓ ٌَ ُِٔنَٓٱ۞وَ ٌِ ؤۡ ٍُ ۡ أْٓفِِٓٓل ُٓ َخَفَلَّ ٓطَانٓفَِثٞٓلِِّ ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ٓفرِۡكَثٖٓ ِ
ٌَِٓكُّ لََّٓجَفَرَٓ ۡٔ فيََ ُٓۚ لَِِِفِرُوآْنَآفَّثا

َِٓٱ ٓيَُۡذَرُونَٓٓلِّي ًۡ ُٓ ٓىَػَيَّ ًۡ ِٓ ٔٓآْإلَِِۡ ٓإذَِآرجََػُ ًۡ ُٓ مَ ۡٔ   ١٢٢وَلُِِِذِرُوآْكَ
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 

mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 

tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya. (at-Taubah/ 9:122) 
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Tafsiran dari ayat ini hanya menjelaskan kandungan ayat saja 

dan tidak membahas perdebatan permasalahan fikih tentang hukum 

jihad yang berkaitan dengan ayat. Sebagaimana disebutkan dalam 

tafsiran berikut: 

كما ينبغي للمؤمنتُ أف يخرجوا للقتاؿ تٚيعنا حتى لا ييسٍتىأٍصىلوا إذا ظهر عليهم 
دكىم، فهلاَّ خرج للجهاد فريق منهم، كبقي فريق لتَافقوا رسوؿ الله صلى الله عليو ع

كسلم، كيتفقهوا في الدين تٔا يسمعونو منو صلى الله عليو كسلم من القرآف كأحكاـ 
الشرع، كينذركا قومهم إذا رجعوا إليهم تٔا تعلموه؛ رجاء أف يَذركا من عذاب الله 

كيجتنبوا نواىيو. ككاف ىذا في السرايا التي كاف يبعثها رسوؿ كعقابو، فيمتثلوا أكامره، 
 ُْٗ.الله إلى النواحي، كيختار ت٢ا طائفة من أصحابو

Tidak semestinya orang-orang mukmin itu berangkat semua ke medan 

perang, karena mereka bisa ditumpas habis apabila musuh mereka 

berhasil mengalahkan mereka. Semestinya sebagian dari mereka 

pergi ke medan jihad dan sisanya tinggal di rumah untuk menemani 

Rasulullah SAW dan memperdalam ilmu agama melalui ayat-ayat Al-

Qur`an dan ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mereka dengar 

dari Nabi, kemudian mereka bisa mengajarkan ilmu yang telah 

mereka pelajari kepada kaum mereka setelah kembali ke rumah 

mereka, agar mereka dapat menghindari azab dan hukuman Allah 

dengan cara menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-larangan-Nya. Hal ini terkait dengan pasukan-pasukan 

yang dikirim oleh Rasulullah ke berbagai daerah dan beranggotakan 

sejumlah sahabat pilihan. 

Metode ini tentunya sangat berbeda dengan  ‗Umdat at-

Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr yang menjelaskan lebih rinci tentang 

perbedaan pendapat ulama dalam masalah fiqih. Setidaknya dalam 

menafsirkan ayat ini, Ahmad Syakir menyebutkan beragam pendapat 

dari para ulama seperti Ibn Abbas, Qatadah, Hasan al-Bashriy serta 

menceritakan kisah peperangan yang berkaitan dengan ayat ini dan 

kapan diturunnya.
150

 

Keempat, Mufradât yang dijelaskan hanya kata-kata sulit dan 

untuk membedakannya dengan kata yang lain adalah dengan 

memberinya warna merah sehingga mudah dikenal oleh para 
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pembaca. Sebagai contoh dalam tafsiran QS. Al-Muzammil/73:1 – 7 

berikut: 

ا َٓ حُّ
َ
أ ِوُٓٱٓيََٰٓ ٌّ زَّ ٍُ ۡ ٓ  ١ٓل ًِ ۡوَٓٱكُ ٓٓلَِّ ٓكيَيِلٗا ُّٓ  ٢إلََِّّ ٓٓٓٓۥُطِّۡفَ وِ

َ
ُٓٓلُصۡٓٱأ ٓكيَيِلًٗ ُّ ِۡ ٓزدِۡٓ  ٣ٌِ وۡ

َ
أ

ٓذلَِيلًٗٓٓإَُِّا ٤حرَۡتيِلًٗٓٓىۡلُرۡءَانَٓٱغَيَيِّۡٓوَرَحوِِّٓ لَّا ۡٔ ُِيۡقِّٓغَيَيۡمَٓكَ ُٓاَشِئثََٓ  ٥شَ ۡوِٓٱإنَِّ ٓٓلَِّ هَِِ
ٓوَطۡٓ شَدُّ

َ
َٔمُٓقيِلًٗٓٓٔآأ كۡ

َ
ارِٓٱلمََٓفِِٓٓإنَِّٓ ٦آوَأ َٓ ٓٓلَّۡ آطَٔيِلٗا   ٧شَتۡدا

Hai orang yang berselimut (Muhammad) 2. bangunlah (untuk 

sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya) 3. (yaitu) 

seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit 4. atau lebih 

dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Qur`an itu dengan perlahan-lahan 

5. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang 

berat 6. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat 

(untuk khusyu´) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan 7. 

Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang 

panjang (banyak). (al-Muzammil/73:1-7) 

 Dalam ayat ini terdapat beberapa potongan ayat yang butuh 

untuk diberikan makna agar mudah dipahami. Adapun makna dari 

kata-kata tersebut dijelaskan dalam tafsirnya dengan singkat, dimana 

para mufasir hanya memberikan sinonim dari ayat tersebut. 

Perhatikan contoh berikut: 

يتػىلىفّْف بثيابو )يعتٍ: النبِ صلى الله عليو كسلم
. صلّْ بالليل إلا قليلان منو.( يا أيها ات١

أك زد عليو .  صلّْ نصفو إف شئت، أك صلّْ أقلٌ من النصف قليلان حتى تىصًلى للثلث
من الفرائض كاتٟدكد . إذا قرأتو كت٘هٌل في قراءتو حتى تبلغ الثلثتُ، كبتٌُ القرآف

إف ساعات الليل ىي أشد موافقة للقلب مع القراءة  .كالأحكاـ كالآداب كغتَىا
إف لك في النهار تصرفٌنا في أعمالك، فتنشغل ّٔا عن قراءة القرآف،  .كأصوب قولان 
 ُُٓ.فصلّْ بالليل

Tiga mufradat yang butuh dijelaskan maksudnya yaitu ميزَّمّْلي ۖ  ٱؿ , 
ٓتيًلان ۖ  تىر  tartîlâ,  َّؿً ۖ  نىاشًئىةى ٱي  nâsyiat al-lail. Kata al-muzammil diartikan 

sebagai al-mutalaffif yaitu Nabi SAW. Tartîlâ diartikan sebagai 

tamahhal fî qairâ‘atihi dibaca secara pelan dan nâsyiat al-lail 

diartikan sebagai sâ‘at al-Lail yaitu waktu malam. 

Kelima, tafsir ini hanya menampilkan pendapat yang râjih 

menurut tim penyusun yang diolah dengan menggunakan kaidah-
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kaidah tarjîh. Seperti dalam penafsiran QS. Al-Baqarah/2:203 

berikut: 

َٓٱٓذۡنُرُوآْٱ۞وَٓ رَٓٓللَّّ خَّ
َ
ٓحأَ َ ٌَ ٓوَ ٓغَيَيِّۡ ًَ ٓإثِۡ ٓفَلَٗٓ يِّۡ ٌَ ۡٔ ٓيَ ٓفِِ وَ ٓتَػَجَّ ٍََ ٓفَ َٰتِٖۚ ػۡدُودَ ٌَّ ٓ يَّامٖ

َ
ٓأ فِِٓ

ٓ َِ ٍَ ِ ل  ِّٓ ٓغَيَيۡ ًَ ٓ ٱفَلَٗٓٓإثِۡ ْٓٱوَٓٓتَّقََّٰ أ لُ َٓٱٓتَّ ْٓٱوَٓٓللَّّ ٔٓا ٍُ ونَٓٓغۡيَ ٓإلَِِِّۡٓتَُۡشَُۡ ًۡ َُّلُ
َ
  ٢٠٣أ

Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari 

yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) 

sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang 

ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka 

tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan 

dikumpulkan kepada-Nya. (al-Baqarah/2:203). 

كاذكركا الله بالتكبتَ كالتهليل في أياـ قلائل؛ ىي: اتٟادم عشر كالثاني عشر كالثالث 
ثاني عشر فلو عشر من ذم اتٟجة، فمن تعجَّل كخرج من متٌ بعد الرمي في اليوـ ال

ذلك، كلا إثُ عليو؛ لأف الله خفف عنو، كمن تأخر إلى الثالث عشر حتى يرمي فلو 
ذلك، كلا حرج عليو، كقد جاء بالأكمل، كاتبع فعل النبِ صلى الله عليو كسلم، كل 
ذلك ت١ن اتقى الله في حجو فجاء بو كما أمر الله، كاتقوا الله بامتثاؿ أكامره كاجتناب 

 ُِٓنوا أنكم إليو كحده ترجعوف كتصتَكف، فيجازيكم على أعمالكم.نواىيو، كأيق
Tafsir ini menjelaskan perintah berzikir kepada Allah pada hari-hari 

yang ditentukan, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijah. Siapa 

yang terburu-buru dan keluar dari Mina setelah melontar jumrah 

pada tanggal 12, dia boleh melakukannya dan tidak berdosa, karena 

Allah SWT telah memberikan keringanan baginya. Kemudian 

menjelaskan kebolehan menunda pelemparan jumrah sampai tanggal 

13 dan tidak dosa mengakhirkannya. Menjelaskan bahwa 

barangsiapa yang berhaji dengan cara demikiam berarti dia telah 

melakukan yang paling sempurna dan mengikuti amalan Nabi SAW. 

Semua itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah di dalam hajinya, 

sehingga dia melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah. 

Kemudian perintah bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan 

perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya dan 

meyakin orang beriman bahwa hanya kepada-Nya semua akan 

kembali dan Allah akan memberi kalian balasan yang setimpal 

dengan amal perbuatan yang dilakukan manusia. 
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 Tafsir ini hanya menyebutkan satu pendapat yang râjih saja 

dari makna ma‘dûdât yaitu hari-hari tasyriq. Adapun dalam ‗Umdat 

at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr disebutkan perbedaan pendapat 

ulama dari kata ayyâm ma`dûdat tersebut yaitu hari-hari tasyrîq, 10 

hari bulan Dzulhijjah, hari Arafah, hari penyembelihan sebagaimana 

disebutkan oleh para ulama seperti Ikrimah, Ibnu ‗Abbas, Imam 

Ahmad ibn Hanbal.  

أياـ العشر .  " الأياـ ات١علومات " أياـ التشريق ، ك " الأياـ ات١عدكدات " : ابن عباس
يعتٍ : التكبتَ أياـ التشريق بعد  ( كاذكركا الله في أياـ معدكدات  : كقاؿ عكرمة

كقاؿ الإماـ أتٛد : حدثنا ككيع ، حدثنا . الصلوات ات١كتوبات : الله أكبر ، الله أكبر
موسى بن علي ، عن أبيو ، قاؿ : تٝعت عقبة بن عامر قاؿ : قاؿ رسوؿ الله صلى 

يوـ عرفة كيوـ النحر كأياـ التشريق عيدنا أىل الإسلاـ ، كىي أياـ  " : مالله عليو كسل
 ُّٓأكل كشرب

Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan hari-hari yang 

berbilang ialah hari-hari tasyriq; juga dikenal dengan sebutan hari-

hari yang telah diketahui, yaitu hari belasan. Ikrimah mengatakan 

sehubungan dengan makna firman-Nya: ―Dan berzikirlah (dengan 

menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang.‖ Yang 

dimaksud dengan berzikir ialah bertakbir dalam hari-hari tasyriq 

sesudah salat lima waktu, yaitu: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam 

Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki‘ telah 

menceritakan kepada kami Musa ibn Aliy, dari ayahnya yang 

menceritakan bahwa ia pernah mendengar Uqbah ibn ‗Amir berkata, 

Rasulullah SAW pernah bersabda: ―Hari Arafah dan hari Kurban 

serta hari-hari Tasyriq adalah hari raya kita pemeluk agama Islam, 

ia adalah hari-hari makan dan minum.‖ 

Keenam, di akhir tiap halaman selalu disertakan poin-poin 

penting dan faedah dari penjelasan tafsir di halaman tersebut.  

Ketujuh, menyebutkan faedah-faedah ayat-ayat yang 

ditafsirkan dengan singkat sehingga pembaca memahami intisari 

penafsiran dari setiap halaman yang ditafsirkan. Sebagai contoh, 

tafsiran QS. an-Nahl/16:7 – 14 berikut: 

ٍِوُٓ ٓٓوَتََۡ ٓبشِِقِّ ٓإلََِّّ َٰيغِِيِّ ْٓبَ أ ٓحلَُُُٔ ًۡ ٓىَّ ٓةلََِٖ ٓإلَََِٰ ًۡ ثۡلَاىَلُ
َ
ُفُسِِۚٓٱأ

َ
ٓلرََءُوفٞٓٓلۡۡ ًۡ ٓرَبَّلُ إنَِّ

ٓ ًٞ ٍِيرَٓٱوَٓٓلۡۡغَِالَٓٱوَٓٓلَۡۡيۡوَٓٱوَٓ ٧رَّخِي ٔنَٓٓلَۡۡ ٍُ آلََّٓتَػۡيَ ٌَ وَيَخۡيُقُٓ ُٓۚ َِثا آوَزيِ َْ نَتُٔ ٓ ٨ىتَِۡ ٓوَعََلَ
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ِٓٱ ٓٓللَّّ بيِوِٓٱكطَۡدُ ٌِٓٓلصَّ ٓوَ جَۡۡػِيَّ
َ
ٓأ ًۡ َٰلُ دَى َٓ َ ٓل ٓشَاءَٓ ۡٔ َ ُۚٓوَل ٓجَانٓرِٞ ا َٓ ِۡ٩ َٓٔ ِيٓٓٱُْٓ ٓٓلََّّ ََ ٌِ ٓ ُزَلَ

َ
أ

اءِٓٓٱ ٍَ ٓٓلصَّ ٔنَ ٍُ ٓتصُِي ٓفيِِّ ٓشَجَرٞ ُّ ِۡ ٌِ ٓوَ ابٞ ٓشَََ ُّ ِۡ ِ ٌّ ىَّلًُٓ ۡٓۖ اءٓا ٓٓينُۢتجُِٓ ٪ٌَ ٓةِِّ رۡعَٓٱىَلًُ ٓلزَّ
يۡخُٔنَٓٱوَٓ غۡنََٰبَٓٱوَٓٓلَّۡخِيوَٓٱوَٓٓلزَّ

َ
ٓٓلۡۡ ِ

ٌَِٓكُّ َٰٓٱوَ رَ ٍَ رُونَٓٓتِِۚٓلثَّ مٖٓحَخَفَهَّ ۡٔ ٓىّلَِ َٰلمَِٓلَأٓيثَا ٓفِِٓذَ  ٫إنَِّ
رَٓ ٓٓوَشَخَّ ًُ ۡوَٓٱىَلُ ارَٓٱوَٓٓلَِّ َٓ سَٓٱوَٓٓلَّۡ ٍۡ ۖۡٓٱوَٓٓلشَّ رَ ٍَ مُٔٓٱوَٓٓىۡلَ ِٓٓلُّۡجُ مۡرهِ

َ
ٓةأِ َٰتُۢ رَ ٓمُصَخَّ َٰلمَِٓٓۦُٓۚ ٓفِِٓذَ إنَِّ

ٓ ٓحَػۡلئُِنَ مٖ ۡٔ ٓىّلَِ َٰجٖ ا ٬لَأٓيَ ٌَ ٓٓوَ ٓفِِ ًۡ ٓىَلُ
َ
رۡضِٓٱذَرَأ

َ
ُّٓٓلۡۡ ُ َُٰ ىۡوَ

َ
ٓأ خَيفًِا ٓمُُۡ ٓٓٓۥُۚ ٓلَأٓيثَا َٰلمَِ ٓذَ ٓفِِ إنَِّ

رُونَٓ نَّ مٖٓيذََّ ۡٔ َٔٓ ٭ىّلَِ ُْ ِيٱٓوَ رَٓٓلََّّ ٓٓلَۡۡدۡرَٓٱشَخَّ ُّ ِۡ ٌِ آوَتصَۡخَخۡرجُِٔآْ آطَريِّا اٍ ٓلَۡۡ ُّ ِۡ ٌِ أْٓ كُيُ
ۡ
لَِِأ

وَحرََىٓ ۡٓۖ ا َٓ ٓحيَۡبَصُٔجَ ٌَِٓىۡفُيۡمَٓٱخِيۡيَثا أْٓ َٔاخِرَٓفيِِّٓوَلَِِبۡخَغُ ٓتشَۡهُرُونَٓٓۦفغَۡيِِّٓٓمَ ًۡ وَىَػَيَّلُ
  ٮ

Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak 

sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran 

(yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. (7) dan (Dia telah menciptakan) 

kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan 

(menjadikannya) perhiasan. (8) Dan Allah menciptakan apa yang 

kamu tidak mengetahuinya. Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan 

yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau 

Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada 

jalan yang benar). (9) Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari 

langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan 

sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat 

tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. (10) Dia 

menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; 

zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. (11) Dan Dia 

menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan 

ibntang-ibntang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda 
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami(nya).(12) Dan Dia 

(menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini 

dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi 

kaum yang mengambil pelajaran. (13) Dan Dialah, Allah yang 

menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan 

daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari 

lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera 
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berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari 

karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (14). (an-Nahl/16:7-14) 

 Intisari dari penafsiran QS. An-Nahl/16:7-14 adalah sebagai 

berikut: 

من عظمة الله أنو يخلق ما لا يعلمو تٚيع البشر في كل حتُ يريد سبحانو. خلق 1.
كالبحر، كمعرفة الأكقات كحساب الله النجوـ لزينة السماء، كات٢داية في ظلمات البر 

الثناء كالشكر على الله الذم أنعم علينا تٔا يصلح حياتنا كيعيننا على .2 .الأزمنة.
الله سبحانو أنعم علينا بتسختَ البحر لتناكؿ اللحوـ )الأتٝاؾ(، 3. أفضل معيشة.

154كاستخراج اللؤلؤ كات١رجاف، كللركوب، كالتجارة، كغتَ ذلك من ات١صالح كات١نافع
 

 1) Diantara kebesaran Allah, Allah menciptakan apa yang tidak 

diketahui oleh seluruh manusia pada beberapa keadaan. Allah 

ciptakan bintang-bintang untuk menghiasi langit serta petunjuk 

dalam kegelapan malam di darat dan di laut serta mengetahui 

perputaran dan perhitungan waktu.  2) Sebagai pujian dan rasa 

syukur kepada Allah yang telah memberi nikmat yang terbaik untuk 

hidup kita serta menolong kita dengan sebaik-baik rezeki. 3) Allah 

SWT juga memberikan nikmat kepada kita dengan peredaran laut 

agar kita bisa mencari makanan (seafood), mengeluarkan permata 

dan mutiara, sebagai penyeberangan, sebagai sumber keuangan dan 

lain sebagainya yang penuh dengan kebaikan dan manfaat. 

Jika dikomparasi dengan metode ‗Umdat at-Tafsîr‗an al-

Hâfizh Ibn Katsîr, tafsir mukhatsar tersebut tidak menyebutkan 

intisari penafsiran pada setiap halamannya. Penyebutan intisari ini 

sangat penting bagi pembaca untuk memudahkan pemahaman dalam 

membaca tafsir. 

c. Komparasi Corak Penafsiran  

Corak penafsiran Al-Qur`an atau disebut dengan laun adalah 

nuansa atau sifat yang dominan dalam sebuah penafsiran karena 

kecendrungan mufasirnya yang dipengaruhi oleh ilmu, pengetahuan, 

kondisi sosial-budaya-politik serta orientasi penafsirannya. Corak-

corak penafsiran ini biasanya mengikuti trend pemikiran atau trend 

intelektualisme yang berkembang saat itu. Satu trend pemikiran 

dengan trend pemikiran yang lain sangat berkaitan. Corak yang 
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dimaksud oleh peneliti dalam pembahasan ini adalah corak yang lebih 

berarti kepada pendekatan mufasir dalam menulis tafsirnya. 

Diantara klasifikasi corak penafsiran dalam dunia tafsir adalah 

corak teologi (tauhîdiy), corak hukum (fiqhiy), corak bahasa 

(lughawiy), corak filsafat (falsafiy), corak riwayat/sanad, corak sufi, 

corak ‗ilmiy. Ini adalah corak-corak tafsir yang berkembang pada 

periode mutaqaddimîn dan muta‘akhkhirîn. Adapun pada periode 

modern ini corak tafsir yang cukup berkembang adalah corak ‗ilmiy, 

corak maqâshidiy, adab ijtimâ‘iy dan corak feminisme.  

 Berdasarkan klasifikasi corak penafsiran demikian, tafsir 

‗Umdat at-Tafsîr al-Hâfizh Ibn Katsîr sebagai ringkasan dari tafsir 

Ibnu Katsir tentunya memiliki corak yang sama karena sebagai tafsir 

ringkasan haruslah mengikuti konsep tafsir induk yang merupakan 

sumber utamanya. Corak (laun) penafsiran tafsir tentu tidak 

mengkususkan pada satu corak saja, akan tetapi dapat mencangkup 

beberapa corak penafsiran. Dari hasil pengamatan terhadap tafsir 

‗Umdat at-Tafsîr, tafsir ini lebih dominan kepada beberapa corak 

penafsiran yaitu corak riwayat atau sanad, corak tauhîdiy, corak 

hukum fiqhiy dan tadabburiy. 

Pertama, Corak  Sanadiy. 

Jika dianalisa dari tafsir ‗Umdat at-Tafsîr al-Hâfizh Ibn 

Katsîr, maka corak yang lebih dominan dalam tafsir ini adalah  

kecendrungan terhadap tafsir riwayat/sanad (bersanad) karena pada 

setiap penjelasan ayat terdapat penukilan dari baik dari Nabi, sahabat, 

tabi‘in dengan sanad yang jelas. Namun bedanya, Ahmad Syakir 

hanya menukilkan dua sanad utama saja yaitu rawiy a‘lâ dan rawiy 

adnâ berbeda dengan Ibn Katsir yang menyebutkan silsilah sanad 

secara detail. Inilah alasan utama Ahmad Syakir meringkas tafsir 

Ibnu Katsir tersebut. 

 Kecendrungan Ahmad Syakir terhadap sanad dilihat dari 

metode menafsirkan ayat dengan ayat-ayat lain, menyebutkan sanad 

periwayatannya kepada Rasulullah SAW. Sama halnya dengan tafsir 

Ibnu Katsir, tafsir ‗Umdat at-Tafsîr al-Hâfizh Ibn Katsîr juga 

menukilkan ayat-ayat Al-Qur`an sebagai penjelasan terkait dengan 

ayat yang sedang ditafsirkan. Ayat-ayat tersebut merupakan 

penafsiran Al-Qur`an dengan ayat Al-Qur`an sesuai dengan petunjuk 

Nabi SAW atau sebagai penguat dari ayat yang ditafsirkan atau 

sebagai tabahan penjelasan terhadap ayat-ayat tersebut karena 

memiliki kesamaan kandungan. 

Selain itu Ahmad Syakir menafsirkan ayat dengan hadis, 

menyebutkan sumber sanadnya. Dalam menulis tafsirnya, Ahmad 

Syakir menjelaskan ayat dengan penjelasan dari hadis-hadis Nabi 

dengan hadis yang sama dengan apa yang digunakan oleh Ibnu 
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Katsir. Akan tetapi Ahmad Syakir meringkas hadis-hadis yang 

digunakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan menghapus 

pengulangan hadis, silsilah sanad yang sangat panjang dan hanya 

memasukkan rawiy a‘lâ dari sahabat dan rawiy adnâ dari para imam, 

menukilkan hadis-hadis yang kuat dan sahih saja.  

  Kemudian Ahmad Syakir menafsirkan ayat dengan pendapat 

sahabat dan tabi‘in dengan menyebutkan sumber sanadnya baik 

kepada sahabat maupun tabi‘in. Sebagaimana terdapat dalam tafsir 

Ibnu Katsir yang menafsirkan Al-Qur`an dengan menggunakan 

pendapat para sahabat Nabi dan tabi‘in, Ahmad Syakir menukilkan 

pendapat-pendapat tersebut. Karena sebagaimana halnya Ibnu Katsir, 

Ahmad Syakir juga berasumsi bahwa sahabat adalah orang yang lebih 

mengetahui penafsiran karena sahabatlah yang menyaksikan langsung 

turunnya ayat-ayat Al-Qur`an. Dari sinilah kemudian ia perpendapat 

bahwa pendapat sahabat juga merupakan rujukan selain Al-Qur`an 

dan Hadis. Kemudian pendapat tabi‘in ia gunakan sebagai hujjah 

setelah pendapat tersebut telah menjadi kesepakatan diantara para 

sahabat. Pendapat yang sering ia gunakan adalah pendapat Ibnu 

‗Abbas dan Qatadah. Yang menjadi perbedaan tafsir induk dengan 

tafsir ringkasan Ahmad Syakir dalam hal ini adalah dalam kitab 

‗Umdat at-Tafsîr al-Hâfizh Ibn Katsîr hanya menukilkan pendapat 

sahabat dan tabi‘in yang kuat saja dan menghapus pengulangan-

pengulangan pendapat tersebut. 

Ahmad Syakir menafsirkan ayat dengan menyebutkan 

pendapat para ulama. Sebagaimana Ibnu Katsir, Ahmad Syakir 

mengutip pendapat-pendapat ulama yang digunakan Ibnu Katsir 

dalam tafsirnya. Baik menyangkut aspek kebahasaan, teologi, hukum, 

kisah atau sejarah. Ahmad Syakir dalam meringkas tafsir Ibn katsir 

banyak mengutip dari pendapat para ulama atau mufasir sebelumnya, 

dan yang paling banyak ia kutip adalah pendapat Ibn Jarir ath-

Thabariy sebagaimana digunakan oleh Ibnu Katsir, namun dalam 

kitab ‗Umdat at-Tafsîr al-Hâfizh Ibn Katsîr Ahmad Syakir 

menghapus beberapa riwayat-riwayat sejarah yang menurutnya tidak 

ada hubungannya dengan penafsiran ayat. 

Ahmad syakir menafsirkan ayat dengan pendapat Ibnu Katsir 

sebagai penulis kitab induk. Metode ini digunakan untuk menjaga 

validitas penafsiran dalam tafsir ringkasan tersebut. Ibnu Katsir  

setelah melakukan penafsiran dengan metode- metode yang telah 

disebutkan di atas yaitu: ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat 

dengan pendapat sahabat, dan ayat dengan pendapat ulama. Setelah 

menganalisis dan membandingkan penafsiran, ia kemudian 

menyatakan pendapatnya sendiri pada akhir penafsiran. Namun, 

metode ini tidak selalu ia gunakan dalam setiap penafsiran ayat. 
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 Ahmad Syakir menghapus riwayat-riwayat israiliyat yang 

digunakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sikap Ibnu Katsir terhadap 

israiliyat dalam menafsirkan ayat- ayat ada yang menggunakan 

riwayat-riwayat israiliyat dan ada yang tidak ia gunakan. Ibnu Katsir 

tidak membenarkan dan juga tidak menolak riwayat- riwayat tersebut 

kecuali jika sejalan dengan kebenaran syari‘at Islam. Dengan riwayat 

yang ia nilai tidak dapat dicerna oleh akal, ia meriwayatkan dengan 

disertai peringatan, dan demikian juga ada kalanya ia sama sekali 

tidak menggunakan riwayat israiliyat yang nyata- nyata tidak sejalan 

atau bertentangan dengan ajaran Islam.  

Sebagai salah satu contoh, ketika ia menafsirkan QS. Al-

Maidah/5:22 yang menceritakan tentang keengganan kaum Nabi 

Musa untuk melaksanakan perintahnya memasuki Palestina karena 

terdapat orang- orang yang gagah perkasa (qaumun jabbârûn). Dalam 

riwayat- riwayat yang dikutipnya, diceritakan tentang ciri- ciri fisik 

qaumun jabbârûn yang menyatakan bahwa salah seorang penghuni 

negeri itu adalah cucu Nabi Adam yang tinggi badannya 3.333 1/3 

hasta. Ia mengomentarinya bahwa hal tersebut mustahil dan 

bertentangan dengan dalil yang kuat dari Shahîh Bukhariy dan Shahîh 

Muslim yang menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan Adam 

dengan tinggi badan 60 hasta, setelah itu Allah menciptakan tinggi 

manusia kurang dari itu. Namun, walaupun Ibnu Katsir telah berusaha 

untuk melakukan kritik dan seleksi terhadap riwayat- riwayat 

israiliyyat dalam penafsirannya, tetapi terkadang ia tidak memberikan 

komentar sama sekali, padahal riwayat israiliyat sangat perlu untuk 

dikritik. 

Sikap Ahmad Syakir menghapus semua riwayat israiliyat dan 

riwayat-riwayat yang tidak tsiqah tersebut dengan pertimbangan 

bahwa Ibnu Katsir sendiri mencela riwayat-riwayat tersebut pada 

beberapa tempat dalam tafsirnya, menjelaskan kekeliruan dan 

bahayanya, memperingatkan para ulama untuk menjauhkan diri dari 

riwayat dan perâwiynya. Bahkan meletakkan garis pembatas antara 

dirinya dengan masalah israiliyat, akan tetapi Ibnu Katsir tidak 

konsisten dalam penafsirannya sehingga masih banyak menyebutkan 

riwayat-riwayat tersebut dalam tafsirnya, menempatkannya pada 

penggalan-penggalan tafsir. Maka inilah faktor yang menjadikan 

Ahmad Syakir menghapus semua riwayat-riwayat tersebut. 

Kedua, Corak Tauhîdiy. 

Tafsir ‗Umdat at-Tafsîr al-Hâfizh Ibn Katsîr juga mempunyai 

kecendrungan kepada corak akidah atau teologi (tauhîdiy) terlihat 

dari cara pandang Ahmad Syakir dalam mempertahankan akidah 

yang diyakininya yaitu akidah ahlus sunnah dalam menafsirkan ayat. 

Menurut Fahd ibn Abdurrahman ar-Rumiy, secara umum teori 
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penafsiran yang dilatar belakangi oleh akidah ahlus sunnah wal 

jamâ‘ah lebih didominasi dengan kajian-kajian tentang hakikat 

keimanan kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, 

iman dengan takdir, kepastian melihat Allah, Asma` dan Sifat Allah, 

istiwâ`, tangan Allah, Al-Qur`an kalamullah dan bukan makhluk, Al-

Qur`an selamat dari perubahan, walâ` wal barâ`, cinta sahabat Nabi 

dan sebagainya yang merupakan pemahasan pokok dalam kajian 

akidah ahlus sunnah. 

 Landasan penafsiran dengan pendekatan akidah adalah 

menafsirkan Al-Qur`an dengan Al-Qur`an, Al-Qur`an dengan 

sunnah, perkataan sahabat, perkataan tabi‘in, pernafsiran yang 

berpegang pada bahasa Arab secara umum dan menjauhi tafsir bi ar-

ra`yi, berpegang pada kaedah al-‗ibrah bi ‗umûm al-lafzhi la 

bikhusûs as-sabab, meninggalkan perdebatan pada hal-hal yang 

mubham, tidak memasukkan kisah-kisah israililyat.
155

Dan semua 

kriteria ini ada pada tafsir Ahmad Syakir. 

Ketiga, Corak Fikih 

Corak fikih juga terlihat ada dalam tafsir ‗Umdat at-Tafsîr. 

Bedanya dengan tafsir induk Ibnu Katsir, dalam ‗Umdat at-Tafsîr 

dinukilkan perbedaan-perbedaan pendapat ulama dalam masalah fikih 

sama halnya dengan kitab induk. Namun bedanya dalam kitab 

‗Umdat at-Tafsîr lebih ringkas dan tidak menukilkan pendapat ulama 

yang serupa serta menghapus sebagian besar pendapat ulama yang 

sudah diwakilkan oleh pendapat yang lain.  

Keempat,  corak Tadabburiy 

 Ayat-ayat tadabbur yang dimaksud oleh peneliti adalah ayat-

ayat yang tidak berbicara masalah hukum ataupun ayat-ayat yang 

mengkaji tentang Asmâ` dan Sifat Allah, tapi lebih kepada ayat-ayat 

yang dapat diambil kandungannya sebagai ibrah untuk mendekatkan 

diri kepada Allah baik dari kisah-kisah umat terdahulu atau kisah-

kisah pada penciptaan alam semesta dan lain sebagainya. 

 Menurut Ibnu Katsir tadabbur adalah : 

بػُّري   مىا كى  ، ميطىابػىقىةن  آيىاتيوي  عىلىيٍوً  تىديؿُّ  فيًٍمىا التػىفىكُّري  كى  ، أىلٍفىاظًوً  مىعىانًِّ  تػىفىهُّمي  )) : ىيوى  التَّدى
 ذًكٍرهًً  عىلىى اللَّفٍظي  يػىعٍريجً  لمىٍ  ت٦َّا ، بوًً  إًلاَّ  الٍمىعىانًِّ  تلًٍكى  يىتًمُّ  لاى  مىا كى  ، ضىمٍنًهىا فًِ  دىخىلى 
لًكى  الٍقىلٍبً  انتًٍفىاعي  كى  ، التػَّنٍبًيػٍهىاتً  ك اٍلًإشىارىاتً  مًنى   كى  ، مىوىاعًظًوً  عًنٍدى  عًوً تًٓيشيوٍ  بًذى

 ُٔٓ(( مًنٍوي  الٍعًبػٍرىةً  أىخٍذً  كى  ، لأىكىامًرهًً  خيضيوٍعًوً 
                                                 

155
 Fahd ibn Abdirrahman ar-Rumiy, Ittijâhât at-Tafsir fî al-Qarni ar-Râbi‘ ‗Asyara 

al-Hijry, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997, ..., hal. 85-87. 
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 Al-Ahdal, Ta‘lîmu Tadabburi Al-Qur‘ân al-Karîm, ..., hal. 11. 
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Tadabbur ialah memahami makna lafal-lafal Al-Qur`an, dan 

memikirkan apa yang ayat-ayat Al-Qur`an tunjukkan tatkala 

tersusun, dan apa yang terkandung di dalamnya, serta apa yang 

menjadikan makna-makna Al-Qur`an itu sempurna, dari segala 

isyarat dan peringatan yang tidak tampak dalam lafal Al-Qur`an, 

serta pengambilan manfaat oleh hati dengan tunduk di hadapan 

nasehat-nasehat Al-Qur`an, patuh terhadap perintah-perintahnya, 

serta pengambilan ibrah darinya. 

Adapun corak tafsir al-Mukhtashar fi at-Tafsîr tidak 

menampakkan corak khusus dalam penafsiran namun penafsirannya 

didominasi dengan ijtihâd dalam setiap penafsiran yang bisa 

diistilahkan dengan corak ijtihâdiy karena dalam menjelaskan 

kandungan ayat-ayat tidak menukilkan riwayat-riwayat yang 

berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan akan tetapi ijtihâd tersebut 

terambil dari pemahaman yang sesuai dengan Al-Qur`an dan sunnah. 

Namun kandungan yang disampaikan berdasarkan pemahaman 

mufasir terhadap ayat tersebut yang disimpulkan dari kapabilitas 

keilmuan mufasir yang terlihat dari kualifikasi personalitas 

mufasirnya. Hal ini berbeda dengan tafsir ‗Umdat at-Tafsîr yang 

lebih didominasi oleh corak tafsir bersanad. 

Selain corak tafsir di atas, tafsir ini juga cendrung kepada 

tafsir tadabbur makna-makna ayat dengan singkat yang disampaikan 

dengan metode mazjiy, yaitu menafsirkan Al-Qur`an dengan 

mencampurkan atau menggabungkan penafsiran dengan rangkaian 

ayat, sehingga tidak terdapat penjelasan yang meluas terhadap 

kandungan ayat. 

 Tafsir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm  disusun 

menggunakan bahasa yang sangat menarik, mudah dipahami, tidak 

terlalu melebar, dan sarat makna. Ada warna khusus untuk menandai 

istilah yang memiliki penekanan pada maknanya. Tafsir yang 

diterbitkan oleh Markaz Tafsir li ad-Dirasat Al-Qur`aniyah (Tafsir 

Center for Quranic Studies) ini disusun dengan memerhatikan kaidah 

penafsiran secara ketat.  

Selain itu, tafsir ini juga hanya menampilkan pendapat yang 

râjih menurut tim penyusun yang diolah dengan menggunakan 

kaidah-kaidah tarjîh. Di akhir tiap halaman selalu disertakan poin-

poin penting dan faedah dari penjelasan tafsir di halaman tersebut. 

Tafsir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm dalam versi 

cetaknya tersedia dalam berbagai ukuran yang memberikan 

kenyamanan bagi pembacanya. Kitab ini juga telah dicetak berulang 

kali. 
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d. Komparasi Sistematika Penulisan  

Sistematika penyusunan tafsir yang dikenal di kalangan ahli 

tafsir ada tiga macam, yaitu: (1) penyusunan kitab tafsir Al-Qur`an 

sesuai dengan tartib susunan ayat-ayat dalam mushhaf, ayat demi ayat 

dan surat demi surat. Sistematika yang banyak ditempuh dalam kitab-

kitab tafsir ini disebut juga sistematika tartîb mushhafiy; (2) 

sistematika penafsiran Al-Qur`an berdasarkan urutan kronologis 

penurunan ayat-ayat Al-Qur`an, seperti yang dilakukan oleh 

Muhammad ‗Izzah Darwazah dalam kitabnya, at-Tafsîr al-Hadîts. 

Sistematika semacam ini disebut tartîb nuzûliy. (3), sistematika 

penafsiran Al-Qur`an berdasarkan tema-tema pokok permasalahan 

yang dibahas, dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur`an yang 

membicarakan sesuatu tema tertentu dan menempatkan dalam suatu 

judul tertentu pula yang kemudian ditafsirkan dengan penafsiran yang 

mengikuti manhaj maudhû‘iy. Sistem atika ini disebut sistematika 

maudhû‘iy.
157

 

 Dengan memperhatikan pengertian masing-masing 

sistematika di atas, maka tampak dengan jelas bahwa penafsiran 

Ahmad Syakir telah menempuh sistematika mushhafiy. Dalam kaitan 

ini, Ahmad Syakir telah menyelesaikan penafsiran seluruh ayat Al-

Qur`an menurut tartib urutan ayat-ayat Al-Qur`an dalam mushhaf, 

yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-

Nas. Tertib ini sama dengan induknya yaitu tafsir Ibnu Katsir. 

 Secara lebih rinci penulis menyebutkan sistematika penulisan 

tafsir Ahmad Syakir sebagai berikut: 

1. Sebelum menafsirkan Al-Qur`an, dalam muqaddimah-nya 

Ahmad Syakir terlebih dahulu  menjelaskan keunggulan tafsir Ibnu 

Katsir dan prinsip-prinsip tafsir tersebut.
158

 

2. Dalam muqaddimah tersebut, Ahmad Syakir juga 

menjelaskan sekilas kondisi manuskrip tafsir Ibnu Katsir serta 

manuskrip mana yang ia gunakan sebagai rujukan dalam meringkas 

tafsir Ibnu Katsir. Informasi tersebut diperolehnya, setelah melakukan 

penelitian selama 45 tahun terhadap tafsir Ibnu Katsir. 

3. Selanjutnya Ahmad Syakir menjelaskan dalam 

muqaddimah-nya hakikat tafsir Ibnu Katsir yang beredar pada setiap 

percetakan kala itu dan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada 

tafsir Ibnu Katsir yang sudah dicetak tersebut. 

                                                 
157

 Lihat J.J.G Jansen, The Interpretation of the Koran in Moden Egypt, Leiden: E.J. 

Brill, 1974, hal. 17, dan lihat juga keterangan, ‗Abd al-Hayy al-Farmawiy, al-Bidâyah fî al-

Tafsîr al-Mawdhû‘iy, Kairo: Dar al-Kutub al-‗Arabiyyah, 1976, hal. 4 
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4. Ahmad Syakir menjelaskan alasannya meringkas tafsir Ibnu 

Katsir. 

5. Kemudian pada muqaddimah kedua, Ahmad Syakir 

menjelaskan metodologinya dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir. 

6. Ahmad Syakir selanjutnya menjelaskan sikap-sikap Ibnu 

Katsir terhadap riwayat-riwayat israiliyat. 

7. Selanjutnya Ahmad Syakir menjelaskan secara detail 

tentang kondisi manuskrip al-Azhar yang menjadi rujukannya. 

8. Pada lembaran berikutnya sebelum masuk pada tafsir, 

Ahmad syakir menukilkan muqaddimah Ibnu Katsir yang 

menjelaskan prinsip-prinsip Ibnu Katsir dalam menafsirkan Al-

Qur`an, menjelaskan surat-surat yang turun di Madinah, menjelaskan 

jumlah ayat dalam Al-Qur`an, menjelaskan pembagian juz, 

pembagian hizb dalam Al-Qur`an, menjelaskan pengambilan nama-

nama surat dan menjelaskan bahwa kesepakatan ulama bahwa dalam 

Al-Qur`an tidak ada susunan kalimat dalam ayat menggunakan 

bahasa asing. Para ulama sepakat juga bahwa dalam Al-Qur`an 

disebutkan beberapa nama a‘jami (selain Arab) seperti Ibrahim, Nuh, 

Luth. Dan menjelaskan perbedaan pendapat para ulama apakah ada 

lagi selain nama-nama tersebut ungkapan asing dalam Al-Qur`an? 

Dijelaskan oleh Ahmad Syakir dengan menukilkan pendapat al-

Baqilany dan ath-Thabariy yang mengingkari adanya kata-kata asing 

selain Arab dalam Al-Qur`an.
159

 

9. Dalam penafsiran Al-Qur`an menurut tartib mushhafy ini, 

Ahmad Syakir mengelompokan ayat-ayat yang masih berkaitan 

kandungannya dalam satu kelompok ayat. Kemudian dijelaskan 

secara umum maksud dari setiap ayat atau potongan-potongan ayat 

tersebut. Adapun pengelompokan ayat sama dengan pengelompokan 

yang dilakukan oleh Ibn Katsir.  Cara semacam ini telah ditempuh 

oleh para mufasir sebelumnya, seperti al-Qurthubiy (w. 671 H) 

dalam, al-Jâmi‘ li Ahkâm Al-Qur‘ân. Hal ini berbeda dengan ath-

Thabariy yang tidak mengenal pengelompokan ayat tersebut. 

Menurut hemat peneliti, cara yang dipilih Ibn Katsir di atas lebih baik 

dalam memberikan kemudahan bagi para pembacanya. 

10. Pada setiap permulaan penafsiran surat, Ahmad Syakir 

menyebutkan keutamaan surat tersebut kemudian menafsirkan ayat 

demi ayat sesuai dengan urutannya. 

11. Menuliskan catatan kaki untuk beberapa hal berikut: a) 

Setiap riwayat yang dinukilkan dengan menyebutkan sumber riwayat 
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 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsir ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, 

..., hal. 46.  
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tersebut. b) Catatan kaki untuk menjelaskan kedudukan riwayat yang 

dinukilkan. c) Catatan kaki untuk memberikan keterangan penafsiran. 

d) Catatan kaki untuk menjelaskan aturan bahasa arab jika perlu 

untuk dijelaskan. e) Catatan kaki untuk beberapa komentar Ahmad 

Syakir terhadap penafsiran yang diringkasnya. 

12. Memberikan tanda baca seperti tanda dua kurung [ ] untuk 

tambahan penjelasan. 

13. Dan pada penutupan tafsirnya, dituliskan tanggal selesai 

penulisan tafsir tersebut. 

Adapun sistematika al-Mukhtashar fi Tafsîr Al-Qur`an al-

Karîm menggunakan sistematika penulisan tafsir sebagai berikut: 

1. Para penulis tafsir tidak menyampaikan muqaddimah dalam 

tafsirnya, namun langsung kepada pembahasan tafsir. Adapun 

muqaddimah disampaikan oleh tim redaksi Markaz Tafsir li ad-

Dirasat Al-Qur`aniyah. 

2. Tasfir ini dimulai dari surat al-Fatihah dan di akhiri dengan 

surat an-Nas sesuai dengan tartib mushaf.  

3. Jumlah lembaran tafsir tidak melebihi jumlah lembaran 

mushaf. Maka 1 halaman mushaf, tafsirnya tidak lebih dari halaman 

tersebut. 

4. Setiap pergantian surat akan disebutkan pembahasan inti 

(maqâsid as-Shuwar) dari kandungan surat secara global sebelum 

menafsirkan ayat demi ayat. Sebagai contoh dalam menafsirkan QS. 

Al-Baqarah disebutkan kandungan inti dari surat tersebut adalah 

mempersiapkan umat untuk memakmurkan bumi dan konsisten dalam 

mengamalkan agama Allah SWT. Dalam surat ini juga disebutkan 

beragam jenis manusia dan dijelaskan juga pondasi-pondasi keimanan 

serta kajian-kajian pokok dalam syari‘at Islam.
160

 

5. Menyebutkan sebab penamaan surat sebelum menjelaskan 

maksud kandungan setiap ayat. Misalnya: dinamakan surat Ali Imran 

karena adanya penyebutan Ali Imran dalam ayat 33. 
161

 

6. Setiap penafsiran ayat diberi penomoran sesuai ayat.  

7. Setiap halaman disebutkan beberapa faedah inti (fawâid 

ayat) yang terkandung dalam setiap halaman yang ditafsirkan. 

Misalnya dalam menafsirkan surat Thaha dari ayat 126 – 135 yang 

terdapat dalam halaman 321. Dalam halaman tersebut disebutkan 

beberapa faedah yang dipetik dari ayat-ayat tersebut secara tematik. 

Diantara faedah-faedah yang disampaikan: 1) Diantara sebab-sebab 
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 Muhammad Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithiy, et.al., al-Mukhtashar fî 

Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm, ..., hal. 2. 
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yang membantu untuk menguatkan diri ketika menghadapi orang 

yang menentang dalam dakwah adalah mengisi waktu dengan tasbih 

dan tahmid kepada Allah SWT. 2) Ketika seorang hamba digoda oleh 

kenikmatan dunia, maka ia harus segera mengingat perbandingannya 

dengan nikmat di akhirat kelak yang abadi. 3) Bagi seorang hamba 

untuk menunaikan shalat dengan sebenar-benarnya, menyuruh 

keluarganya untuk shalat serta bersabar dalam menyuruh mereka. 4) 

Balasan terbaik untuk orang yang bertakwa adalah surga.
162

  

8. Al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm dalam versi 

cetaknya tersedia dalam dua ukuran yang memberikan kenyamanan 

bagi pembacanya. Kitab ini juga telah dicetak berulang kali. 

 

e. Komparasi Validitas Penafsiran 

Secara metodologis, penafsiran Ahmad Syakir sudah 

memenuhi standar kebenaran maksimum menurut teori kaedah tafsir 

maupun teori validitas filsafat ilmu baik dari sisi teori koherensi, 

korespondensi dan pragmatis. Validitas penafsiran dari sisi teori 

kaedah tafsir mencangkup penilaian yang berkaitan dengan 

kompetensi mufasir, konten penafsiran, sisi kebahasaan dan 

keyakinan mufasir.  

Dari sisi metodologi filsafat dengan koherensi yang mana 

standar teori koherensi yang digunakan dalam teori tersebut, yaitu 

konsistensi dalam penerapan metode yang dibangun oleh Ahmad 

Syakir dalam menafsirkan. Sebagai mufasir sudah berusaha secara 

konsisten menyebutkan sumber dan menerapkan sistematika 

penyajian dalam tafsirnya. Konsistensi dalam penerapan metodologi 

penafsiran meskipun pada beberapa kasus Ahmad Syakir melewatkan 

konsistensi dalam penafsiran riwayat israiliyat yang terdapat dalam 

tafsir induk.  Ahmad Syakir tidak satupun menukilkan riwayat 

israiliyat walau riwayat tersebut bisa dipertanggung jawabkan 

kebenarannya  sebagaimana halnya Ibnu Katsir menyebutkan riwayat 

tersebut dalam tafsirnya. 

Melihat konsitensi yang diterapkan oleh Ahmad Syakir 

meliputi konsistensi dalam merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir serta 

dalam penggunaan metode yang digunakan oleh Ibnu Katsir, misal 

konsistensi menukilkan ayat-ayat Al-Qur‘an yang dinukilkan oleh 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Selain itu konsistensi dalam 

menggunakan sumber tafsir bi al-ma‘tsûr. Serta konsisten untuk 
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sejalan dalam pemikiran dengan tafsir induk. Serta konsisten dengan 

metode yang disampaikan dalam mukadimahnya dengan realita 

penafsiran yang ditempuh. Misalnya konsisten tidak memasukkan 

riwayat Israiliyat dalam ringkasan tafsir tersebut, konsisten 

menghapus hadis-hadis yang lemah sehingga yang tersisa hanya 

hadis-hadis yang shahih saja, konsisten dalam menghapus sanad-

sanad yang panjang dan meninggalkan rawi a‘la dan adna saja, 

konsisten dalam memberikan sumber rujukan terhadap hadis-hadis 

yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir.  

 Dari sisi lain, validitas penafsiran dengan sumber tafsir bi al-

Ma‘tsûr dianggap pendekatan penafsiran yang memiliki posisi yang 

paling tinggi dan relatif tidak banyak terdapat perdebatan tentang hal 

itu. Hal ini dikarenakan tidak melakukan pendekatan penafsiran Al-

Qur`an menggunakan nalar yang spekulatif dan subyektivitas 

penafsir. Sebab, sumber penafsiran yang digunakan lebih banyak 

riwayat-riwayat, terutama dari Al-Qur`an dan hadis Nabi dan 

pendapat yang bersanad. Sebagaimana diketahui bahwa hadis Nabi 

SAW memiliki fungsi sebagai bayan dari Al-Qur`an sendiri. 

Sedangkan penjelasan sahabat dianggap penafsiran yang lebih 

mendekatkan kepada kebenaran, karena sahabat dianggap dekat 

dengan kehidupan Rasulullah SAW dan memiliki pengetahuan yang 

relatif lebih banyak tentang Al-Qur`an. Sahabat mengalami betul 

suasana batin dan sosiologis turunnya ayat yang ditafsirkan. Generasi 

selanjutnya yang dianggap dekat dengan tradisi sahabat adalah tabi‘in 

yang bisa dijadikan alat untuk memberikan tafsiran terhadap Al-

Qur`an.  

Analisa peneliti terhadap alasan Ahmad Syakir tidak 

menukilkan riwayat israiliyat dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir 

selain dengan tujuan mempersingkat tafsir adalah Ahmad Syakir 

ingin mengembalikan konsistensi Ibnu Katsir yang berprinsip akan 

menukilkan riwayat-riwayat yang jelas sanadnya dalam tafsirnya. 

Sementara riwayat israiliyat sulit untuk dipertanggung jawabkan 

kebenarannya karena sebagian besarnya merupakan karangan Yahudi 

dan Nasrani yang sulit dipertanggung jawabkan. Selain itu menurut 

hemat peneliti, diantara tujuan Ahmad Syakir menghapus riwayat 

israiliyat dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir adalah untuk menjaga 

wibawa  mukhtashar-nya.  

Keberadaan israiliyat dalam kitab-kitab tafsir Al-Qur`an, 

menurunkan kewibawaan satu kitab tafsir, karena telah terjadi di 

percampur bauran kebenaran dan kebatilan, fakta yang benar dengan 

yang bohong, cerita yang benar dengan dongeng semata. Bahkan 

kenyataan itu dapat membahayakan Islam sendiri, dan merugikan 

dakwah Islam di abad modern ini, di saat kemajuan ilmu dan 



268 

 

 
  

teknologi makin pesat, kita masih berada pada pembahasan-

pembahasan mitologi isra‘iliyyat yang jauh dari logika dan tidak 

masuk akal. Dengan demikian, perlu terus melakukan identifikasi 

dalam penelitian ilmiah lebih lanjut terhadap segala bentuk israiliyat 

yang ada, dan masih belum terdeteksi dalam berbagai kitab-kitab 

tafsir, tentunya dengan merujuk dan mempergunakan kriteria dan 

kaidah yang disepakati ulama salaf, sehingga Al-Qur`an berikut 

dengan penafsiranya dapat terus terjaga dan terpelihara, kepada 

semua peminat dan pembaca aktif dari kitab-kitab tafsir, dituntut 

terus selektif dalam memahami terhadap berbagai kemungkinan 

ditemukannya kisah-kisah isra‘iliyat dalam sebuah kitab tafsir. 

Tanggung jawab kitalah menjaga dan memelihara kehormatan dan 

martabat kitab Tafsir dari mitos-mitos pengaruh isra‘iliyat yang tidak 

bisa dipertanggung jawabkan.
163

 

Dinilai dari sisi teori korespondensi, dimana tolak ukur teori 

ini  menekankan bahwa hasil sebuah tafsir harus memiliki kesamaan 

dan kesesuaian dengan realita yang terjadi. Hal ini apabila digunakan 

untuk mengukur kebenaran tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr dari sisi metodologi mukhtasar dengan realita masyarakat 

sangat tepat karena tafsir mukhtasar sangat cocok dengan realita 

sosial kemasyarakatan pada zaman sekarang. Hasil tafsir mukhtasar 

mudah untuk dipahami oleh masyarakat dari pada tafsir-tafsir besar.  

Keberhasilan ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dapat 

dilihat dari sejauh mana tafsir tersebut termanfaatkan dan 

berdayaguna bagi masyakarakat luas. Dalam aliran filsafat dengan 

teori pragmatis.  Aliran   ini   menyatakan   bahwa   suatu kebenaran 

dapat dilihat dari segi konsekuensi atau kegunaan yang didapat. 

Berupa guna fungsi dan manfaat. Dengan kata lain kebenaran sesuatu 

hal ditinjau sejauh mana pernyataan tersebut berguna dan tidaknya.  

Dari sisi metodologi, tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr dinilai lebih efektif untuk masyarakat awam. Apalagi tafsir ini 

memberikan kemudahan kepada para pembaca memahami intisari 

dari tafsir Ibnu Katsir. Selain itu persentase masyarakat awam lebih 

tinggi dibanding masyarakat cendekiawan, maka tafsir mukhtasar 

sangat dibutuhkan oleh masyakarakat dari pada tafsir-tafsir besar. 

Adapun validitas penafsiran al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`an al-Karîm secara metodologis memenuhi kriteria kebenaran 

maksimum baik dari sisi kaedah tafsir dan teori filsafat. Menurut teori 

koherensi sebagai mufasir sudah berusaha secara konsisten 

menyebutkan sumber, metode dan menerapkan sistematika penyajian 
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dalam tafsirnya. Begitu juga dengan kapasitas para penafsir 

merupakan para penafsir yang memenuhi kriteria untuk menjadi 

seorang mufasir, sehingga validitas penafsiran dalam al-Mukhtashar 

fî Tafsî Al-Qur`an al-Karîm tidak diragukan validitasinya. 

Meskipun tafsir ini tergolong tafsir bi ar-ra`yi karena tidak 

berdasarkan pada metode tafsir bi al-ma‘tsûr, namun konten dari 

penafsiran dapat dipertanggung jawabkan karena sudah memenuhi 

kriteria tafsir bi ar-ra`yi al-mahmûd. Spekulasi nalar penafsir tidak 

bertentangan dengan kandungan ajaran syari‘at dan subyektivitas 

penafsir serta kapasitas keilmuannya dapat dipertanggung jawabkan. 

Meskipun penafsiran tidak  bersumber kepada riwayat-riwayat sama 

halnya dengan tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, tetapi 

kandungannya menyerupai pemahaman dari Al-Qur`an dan hadis 

Nabi dan pendapat yang bersanad. 

Secara aplikatif lebih pragmatis karena karena selalu berupaya 

menjadikan pembaca memahami kandungan penafsiran dengan 

penggunaan bahasa yang lugas dan padat. Penafsiran yang selalu 

berupaya memahamkan pembaca ini adalah bentuk dari implikasi 

penafsiran berwujud sosial karena mempertimbangkan efektifitas 

umat yang sudah sibuk dengan aktivitas memenuhi kebutuhan hidup 

sehingga namun masih membutuhkan petunjuk. Berdasarkan 

efektifitas inilah tercipta implikasi metodologis,  yakni menafsirkan 

Al-Qur`an dengan singkat dan padat namun tetap mengandung pesan 

petunjuk. 

 

d. Komparasi Konten Penafsiran ‘Umdat at-Tafsîr ‘an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm. 

Dalam menganalisa perbedaan konten penafsiran dua tafsir 

mukhtasar ini, peneliti mengkaji empat tema utama penafsiran; 

penafsiran terhadap ayat teologi yang menganalisa ayat mutasyâbihât 

tentang istiwâ‘ dan ru‘yatullâh. Penafsiran ayat hukum menganalisa 

tentang hukum puasa saat safar, hukum ihtikâr, ghulûl dan hukum 

muslimah menikah dengan non muslim. Penafsiran yang berkaitan 

dengan ayat-ayat targhîb yang membahas tentang balasan terhadap 

orang-orang yang bertakwa dan tarhîb membahas tentang balasan 

terhadap orang-orang kafir di akhirat kelak. Penafsiran yang berkaitan 

dengan tema-tema kontemporer yang mengkaji tentang sikap muslim 

dalam menghadapi wabah dan hukum operasi plastik dalam kaca mata 

tafsir.  
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1. Istiwâ’  

Untuk menganalisa penafsiran ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh 

Ibn Katsîr terkait ayat teologi yang dinukilkan dari kitab induk, 

peneliti mengambil contoh dari QS. al-A‘raf/7:54 yang mengkaji 

tentang sifat Allah istiwâ`. Alasan peneliti dalam memilih tema ini 

dalam kajian teologi adalah memahami bagaimana hakikat sifat Allah 

SWT untuk lebih mencintai Allah dan mengagungkan-Nya karena 

semulia-mulia ilmu adalah yang membahas tentang Pencipta-Nya. 

Ibnu al-‗Arabiy pernah mengatakan: ―Syarafu al-‗ilmi bi syarafi al-

ma‘lûm, al-Bâriy asyraf al-ma‘lûmât, fa al-‘ilmu bi asmâ`ihi asyraf 

al-ma‘lûmât.‖
164

 

 Selain itu, tema ini adalah tema pokok dalam ilmu ushul ad-dîn.  

Kebutuhan para hamba kepadanya melebihi semua kebutuhan, dan 

keterdesakan mereka kepadanya di atas semua keterdesakan, karena 

tiada kehidupan untuk hati, juga tidak ada kesenangan dan 

ketenangan, kecuali dengan mengenal Rabb-nya, Sesembahan dan 

Penciptanya, dengan Asma‘, Sifat dan Af‘al (perbuatan)-Nya, dan 

seiring dengan itu mencintai-Nya lebih dari yang lain, dan berusaha 

mendekatkan diri kepada-Nya tanpa yang lain. 

Penafsiran ‗Umdat at-Tafsîr‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr yang 

dinukilkan dari kitab induk terhadap QS. al-A‘raf/7:54 sebagai 

berikut:  

Allah SWT berfirman: َِّٓٓٓإن ًُ ُٓٱرَبَّلُ ِيٱٓللَّّ َٰتِٓٱخَيَقَٓٓلََّّ مََٰوَ رۡضَٓٱوَٓٓلصَّ
َ
ٓٓلۡۡ ًَّ يَّامٖٓثُ

َ
ٓأ ىَٰٓٱفِِٓشِخَّثِ َٔ ٓٓشۡخَ ٓىۡػَرۡشِٓ ٱعََلَ

ۡوَٓٱحُغۡشِِٓ ارَٓٱٓلَِّ َٓ ُّٓٓلَّۡ آوَٓٓۥحَطۡيُتُ سَٓٱخَريِرا ٍۡ رَٓٱوَٓٓلشَّ ٍَ مَٔٓٱوَٓٓىۡلَ ِٓٓلُّۡجُ مۡرهِ
َ
ٓةأِ رََٰتِۢ ٓمُصَخَّ لََّٓٓٓۦَۗ

َ
أ

َۗٓٱوَٓٓلَۡۡيۡقُٓٱلَُٓ مۡرُ
َ
ُٓٱتَتَارَكَٓٓلۡۡ ٓٓللَّّ ٍِيَّٓٱرَبُّ   ٥٤ٓىۡعََٰيَ

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan 

langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 

´Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya 

dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan 

ibntang-ibntang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. 

Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha 

Suci Allah, Tuhan semesta alam. (al-A‘raf/7:54) 

Ayat ini merupakan bagian dari ayat mutasyâbihât sebagaimana 

telah dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, begitu juga Ahmad 

Syakir menukilkan makna ayat ini dalam tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an 

al-Hâfizh Ibn Katsîr. Pada ayat ini dijelaskan mengenai pembahasan 

akidah terkait makna istiwâ`. Istiwâ` menurut lafal asalnya ialah 
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bersemayam. Menurut ulama salaf, mengembalikan makna ayat 

mutasyâbihât kepada makna asal merupakan sikap yang sesuai 

dengan Kitab Allah dan sunnah Rasul SAW dengan pengertian yang 

tidak dibarengi dengan penggambaran, dan tidak ditakwilkan, serta 

tidak diserupakan, dan bahkan tidak pula dimisalkan.‖
165

 

Dalam ringkasan Ahmad Syakir pada ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-

Hâfizh Ibn Katsîr ini dipahami bahwa istiwâ‘ itu hakiki dan bukan 

majaz. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah tersebut. Dalam 

tafsir ini juga diketahui bahwa kewajiban hamba hanya mengimani 

saja tanpa mempertanyakan kaifiyyah (cara/bentuk) istiwâ‘ Allah, 

karena Allah SWT tidak menjelaskannya. Imam Malik ketika ditanya 

tentang tafsir istiwâ‘ mengatakan: 

،  الًاسٍتًوىاءي مىعٍليوٍهـ،   كىالًإيمىافي بًوً كىاجًبه كىالٍكىيٍفي ت٣ىٍهيوٍؿه

 ―Istiwa‘ itu diketahui, kaifiyyahnya tidak diketahui, dan 

mengimaninya wajib.‖
166

  

Selain mengimani, umat Islam wajib menetapkan sifat istiwâ‘ 

tanpa merubah (ta‘wil/tahrif) pengertiannya, juga tanpa 

menyerupakan (tasybîh/tamtsîl) sifat ini dengan sifat istiwâ‘ makhluk. 

Misalnya menafsirkan istawa (اًسٍتػىوىل) dengan istawla ( اًسٍتػىوٍلىى) yang 

diartikan dengan menguasai.
167

 Penafsiran ini tidak dikenal di 

kalangan generasi awal umat Islam, tidak juga di kalangan ahli 

bahasa Arab. Karena jika kata tersebut dipalingkan maknanya ke 

makna lain, maka akan menafikan sifat keberadaan Allah di atas 

langit dengan penafsiran ini. Sementara Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu. 

Istiwâ‘ Allah di atas ‗Arsy tidak berarti bahwa Allah SWT 

membutuhkannya, tapi justru ‗arsy yang membutuhkan Allah seperti 

makhluk-makhluk yang lain. Dengan hikmah-Nya Allah menciptakan 

‗Arsy untuk istiwa‘ diatasnya, dan Allah Maha Kaya dan tidak 

membutuhkan apapun. 

Adapun kandungan penafsiran al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`an al-Karîm terkait QS. Al-A‘raf /7:54 adalah: 

ىو الله الذم خلق السماكات كخلق الأرض على غتَ  -أيها الناس  -إف ربكم 
مثاؿ سابق في ستة أياـ، ثُ علا كارتفع سبحانو على العرش علوِّا يليق تّلالو لا 
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بظلاـ الليل، ككل  ندرؾ كيفيتو، ييذٍىًب ظلاـ الليل بضياء النهار، كضياء النهار
منهما يطلب الآخر طلبنا سريعنا تْيث لا يتأخر عنو، فإذا ذىب ىذا دخل ىذا، 
لَّلات ميهىيَّآت، ألا لله كحده  كخلق سبحانو الشمس، كخلق القمر، كخلق النجوـ ميذى
ات٠لق كلو، فمن خالق غتَه؟! كلو الأمر كحده، كعظم ختَه ككثر إحسانو، فهو 

 ُٖٔ.كالكماؿ، رب العات١تُ ات١تصف بصفات اتٞلاؿ
Tafsir ini menjelaskan secara ringkas tentang sifat mutlak 

bagi Allah yaitu Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa 

ada contoh sebelumnya dalam enam hari. Kemudian Dia SWT naik 

dan meninggi di atas ‗Arsy dengan cara yang sesuai dengan 

keagungan-Nya, dan menjelaskan bahwa manusia tidak tahu 

bagaimana cara Allah bersemayam. Selanjutnya dijelaskan 

kekuasaan Allah menghilangkan gelapnya malam dengan terangnya 

siang dan menghilangkan terangnya siang dengan gelapnya malam. 

Keduanya saling menyusul dengan cepat, tidak ada yang terlambat. 

Jika yang satu menghilang maka yang lain langsung datang. 

Kekuasaan Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang 

yang ditundukkan dan dipersiapkan. Mempertegas kepada manusia 

bahwa Allah-lah Pencipta seluruh makhluk seraya mempertanyakan 

dengan pertanyaan pengingkaran adakah pencipta lain selain Allah? 

Dan Dia lah satu-satunya pemilik perintah. Kebaikan-Nya amat 

agung dan berlimpah. Dia lah pemilik semua sifat keagungan dan 

kesempurnaan. Dia adalah Rabb alam semesta. 

Tafsir ini lebih menjelaskan` makna istiwâ dengan arti bahasa 

‗alâ dan irtafa`a tanpa mentakwilnya dengan makna istaulâ yang  

secara bahasa diartikan dengan menguasai. Kemudian meng-itsbât 

sifat-sifat yang dimiliki Allah SWT dengan mengimaninya tanpa 

mempertanyakan bagaimana cara Allah melakukannya. 

 

2. Ru’yatullâh 

 Contoh penafsiran ayat bernuansa teologi berikutnya diambil 

dari QS. Al-An‘am/6:102-103 berikut: 

ًُٓ َٰىلُِ ُٓٱٓذَ ءٖٓفَٓٓللَّّ ٓشََۡ ِ
خََٰيقُِٓكُّ ۡٓۖ َٔ ُْ ٓ ٓإلََِّّ َّ َٰ لََّٓٓإلَِ ۡٓۖ ًۡ ءٖٓوَكيِوٞٓٓخۡتُدُوهُُۚٓٱرَبُّلُ ٓشََۡ ِ

ٓكُّ َٰ ٓعََلَ َٔ ُْ وَ
١٠٢ ٓ ٓٓلََّّ ُّ ةصََٰۡرُٓٱحدُۡركُِ

َ
ٓيدُۡركُِٓٓلۡۡ َٔ ُْ ۖۡٓٱوَ ةصََٰۡرَ

َ
ٓٓلۡۡ َٔ ُْ   ١٠٣ٓلَۡۡتيِرُٓٱٓليَّطِيفُٓٱوَ
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(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan 

kamu; tidak ada Tuhan selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka 

sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu. Dia 

tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat 

segala yang kelihatan; dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha 

Mengetahui. (al-An‘am/6:102-103). 

Ahmad Syakir dalam menafsirkan ayat ini menukilkan makna 

ayat dari kitab induk kemudian menukilkan beragam pendapat baik 

dari sahabat maupun tabi‘in. Untuk lebih jelasnya, peneliti rincikan 

sebagai berikut: 

Pertama, menjelaskan sifat Rububiyah dan Uluhiyah Allah 

sebagai pencipta dan sebagai Rabb yang satu-satunya berhak untuk 

disembah serta menjelaskan bahwa Allah sebagai Pencipta mutlak 

tidak memiliki anak dan pasangan. Allah berfirman: ―dzâlikumullâhu 

rabbukum yaitu, Yang Menciptakan segala sesuatu, yang tiada 

beranak dan tidak pula beristeri. 
169

 

Kedua, menjelaskan ke-Maha Esa-an Allah SWT dan perintah 

untuk menyembah-Nya. Lâ ilâha illaa Huwa khâliqu kulli syai-in 

fa‘budûhu tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, Pencipta 

segala sesuatu, maka ibadahilah Dia. Maksudnya, beribadahlah hanya 

kepada Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, yakinilah keesaan-

Nya, dan bahwasanya tidak ada Ilah selain Dia, yang tidak beranak 

dan tidak diperanakkan, tidak beristeri, serta tidak ada pula yang 

setara dan yang menandingi-Nya.
170

  

Ketiga, menjelaskan bahwa Allah SWT Maha Pemelihara, 

Maha Mengatur dan Mengawasi segala sesuatu Wa Huwa ‗alâ kulli 

syai-iw wakîl maksudnya, Pemelihara dan Pengawas yang mengatur 

segala sesuatu selain diri-Nya, memberikan rizki kepada mereka, dan 

melindungi mereka pada malam dan siang hari. 

Keempat,  selanjutnya dinukilkan dalam mukhtasar ini  

penjelasan makna lâ tudrikuhul abshâr dengan menyertakan beberapa 

pendapat ulama salaf. Salah seorang salaf berpendapat, bahwa Allah 

tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata ketika di dunia meskipun 

tercapai oleh pandangan mata kelak di akhirat. Sebagainana yang 

disebutkan dalam hadis-hadis mutawâtir yang bersumber dari 

Rasulullah SAW dari berbagai jalan, baik yang ditegaskan dalam 

kitab-kitab Shahîh, Musnad, maupun Sunan, dari `Aisyah r.a berkata: 
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―Barangsiapa beranggapan bahwa Muhammad melihat Rabbnya, 

berarti ia telah berdusta terhadap Allah.‖
171 

Ahmad Syakir menukilkan pendapat yang lain dari kitab induk 

yang menjelaskan maksud dari firman Allah ini dengan menyebutkan 

hadis  yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan telah ditegaskan 

dalam shahîh dari hadis `Aisyah dengan berbagai jalan periwayatan 

kecuali  Ibnu ‘Abbas berpendapat lain. Menurut Ibnu `Abbas, kata 

ru`yah di dalam ayat tersebut bersifat mutlak. Rasulullah SAW 

melihat Allah dengan hati sebanyak dua kali, namun penafsir 

menyampaikan bahwa masalah ini akan dikemukakan dalam 

penafsiran awal surat an-Najm.  

Selanjutkan Ahmad Syakir menukilkan pendapat kelompok 

lain yang mengatakan bahwa ru‘yah itu khusus bagi orang yang 

beriman di akhirat kelak. Sementara dari kalangan Mu‘tazilah 

berpendapat, bahwa Allah tidak dapat dilihat baik di dunia maupun di 

akhirat. Dengan demikian, mereka telah bertolak-belakang dengan 

Ahlus Sunnah wal Jamâ‘ah. Hal itu disebabkan oleh ketidaktahuan 

mereka terhadap dalil yang telah dimuat di dalam Al-Qur`an dan 

Sunnah Rasulullah SAW Firman Allah SWT yang artinya: ―Wajah-

wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada 

Rabb-nya mereka melihat.‖ (QS. Al-Qiyamah/75:22-23). Juga 

mengenai Firman Allah SWT mengenai orang-orang kafir, ―Sekali-

kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang 

dari melihat Rabb mereka.‖ (QS. Al-Muthaffifiin/83: 15). 

 Setelah menjelaskan berbagai pendapat ulama dalam 

menafsirkan ayat ini, Ahmad Syakir juga mengutip dari kitab induk 

pendapat Imam asy-Syafi‘iy yang mengatakan: ―Ayat ini 

menunjukkan bahwa orang-orang mukmin tidak terhalang untuk 

melihat Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi.‖
172

  

Ahmad Syakir menukilkan pendapat Imam asy-Syafi‘iy dalam 

permasalahan ini agar para pembaca memahami bahwa Imam asy-

Syafi‘iy sendiri meyakini ru‘yatullâh. Ahmad Syakir mengakui 

dalam mukaddimahnya terhadap kitab ar-Risâlah yang 

mengungkapkan bahwa ―Asy-Syafi‘iy adalah seorang yang paling 

paham tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW.‖
173

  

Setelah menukilkan pendapat ulama-ulama berpengaruh, 

Ahmad Syakir memperkuat dengan pendapatnya bahwa banyak dalil-
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dalil dari Sunnah, terdapat dalam beberapa hadis mutawatir yang 

diriwayatkan dari Abu Sa‘id, Abu Hurairah, Anas ibn Malik, Juraij, 

Shuhaib, Bilal, dan beberapa Sahabat lainnya, dari Nabi SAW, bahwa 

orang-orang mukmin melihat Allah di akhirat di halaman rumah dan 

di taman-taman Surga.  

Sebagai perbandingam, Ahmad Syakir menukilkan pendapat 

lain yang berseberangan dengan pendapat-pendapat sebelumnya. 

Diantaranya adalah pendapat al-Husain. Menurut al-Husain maksud 

firman Allah lâ tudrikuhul abshâr dengan makna ―tidak mampu 

diketahui oleh akal‖. Pendapat ini adalah pendapat al-Hushain 

seorang Qari Mekah, namun pendapat ini dianggap aneh dan 

menyalahi konteks ayat seolah ia meyakini bahwa idrâk dimaknai 

dengan ru`yah. Sedangkan ulama lainnya berpendapat tidak menutup 

kemungkinan meng-itsbat melihat Allah di akhirat meski tidak 

mendapatinya secara keseluruhan. Maka makna idrâk lebih khusus 

dari ru`yah.  Lebih lanjut mereka berkata, tidak mesti tidak adanya 

kemampuan meliputi tersebut meniadakan ru`yah, sebagaimana tidak 

adanya lingkupan ilmu tidak mengharuskan tidak adanya ilmu. Allah 

berfirman yang artinya: ―Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi 

ilmu-Nya.‖ (QS. Thaha/20:110). Kemudian Ahmad Syakir 

menukilkan riwayat dari Shahîh Muslim yang menyebutkan: ―Aku 

tidak dapat menghitung pujian terhadap-Mu, Engkau adalah 

sebagaimana yang Engkau pujikan terhadap diri-Mu sendiri.‖ Hal itu 

tidak mengharuskan tidak adanya pujian bagi-Nya, demikian juga 

pendapat al-Aufi dalam masalah ini.  

Ahmad Syakir juga menukilkan riwayat dari Ibnu ‗Abbas 

tentang makna lâ tudrikuhul abshâr wa huwa yudriku al-abshâr, 

dengan berpendapat bahwa maksud dari ayat tersebut adalah tidak 

satupun mata manusia mampu meliputi Sang Malik. Ibnu Abi Hatim 

meriwayatkan dari ‗Ikrimah maksud dari penyampaian Ibnu ‗Abbas 

tersebut. Ikrimah bertanya kepada Samak: ―Bukankah kamu melihat 

langit? Ia menjawab : ― benar. Ikrimah bertanya kembali: ―Apakah 

kamu melihat seluruh langit?‖ Dalam riwayat Sa‘id dari Qatadah 

menjelaskan maksud dari ayat adalah Allah itu lebih Maha Besar dari 

kemampuan mata manusia melihat-Nya. Pendapat ini sama dengan 

pendapat Ibnu Jarir yang menukilkan penapat al-‗Aufi ketika 

menafsirkan QS. Al-Qiyamah/75:22-23 yaitu mereka melihat Allah 

namun mata mereka tidak mampu meliputi seluruhnya, namun 

sebaliknya Allah melihat seluruhnya.   

Dalam tafsir ini juga dinukilkan riwayat Abi Said al-Khudriy 

yang menyampaikan makna ayat ini bahwa baik jin, manusia dan 

setan tidak satupun yang mampu meliputi Allah SWT. Namun hadis 
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ini kedudukannya gharib dan tidak ada riwayat lain yang menyatakan 

demikian dari al-kutub as-sittah. 

          Ahmad Syakir menguatkan penjelasan maksud ayat ini dengan 

menukilkan pendapat ‗Ikrimah yang mengatakan bahwa ia 

memdengar Ibnu Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat Rabb-

Nya. Lalu aku bertanya kepadanya: ―Bukankah Allah berfirman ―Lâ 

Tudrikuhu al-Abshâr wahuwa Yudriku al-Abshâr‖?. Ibnu ‗Abbas 

menjelaskan: ―Tidak atau iyanya, yang pasti itu cahaya Allah yang 

menjadi milik-Nya, jika Allah berkehendak untuk menjelmai dengan 

cahayanya maka tidak ada sesuatupun yang mampu mendapatinya. 

Dalam riwayat lain tidak satu orangpun yang sependapat dengan ini. 

Namun menurut Hakim, hadis ini sesuai dengan syarat Bukhariy dan 

muslim namun mereka tidak meriwayatkannya. Kemudian Ahmad 

Syakir menjelaskan bahwa kedudukan hadis ini hasan gharîb senada 

dengan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi pernah melihat Rabb 

dua kali. Pada intinya, yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah 

Allah Maha Berkendak untuk dirinya, jika Allah ingin melakukan 

sesuatu maka itu adalah hak Allah SWT tanpa ada yang mampu 

menghalangi. 

          Berikutnya, Ahmad Syakir menukilkan dari kitab induk sebuah 

riwayat sahih dari al-Bukhariy dan Muslim dari hadis Abu Musa al-

Asy‘ariy yang mengatakan: ―Sesungguhnya Allah tidak tidur dan 

tidak butuh untuk tidur. Allah menjaga keadilan dan mengangkatnya. 

Kepada Allah diangkat segala amalan malam sebelum siang dan 

amalan siang sebelum malam. Hijab Allah adalah cahaya atau api. 

Kalau Allah membukanya maka akan terbakarlah wajah yang 

melihat-Nya atas apa yang telah dilihat matanya dari Rabbnya.‖ 

Namun menurut Ahmad Syakir hadis ini tidak ditemuinya dalam 

shahîh al-Bukhariy. Apakah terlewatkan olehnya atau mungkin Ibnu 

Katsir menukilkan riwayat yang yang ambigu.
174

 

          Selanjutnya dinukilkan penjelasan tentang penafian melihat 

Allah secara khusus dalam riwayat ini tidak berarti menafikan 

melihat Allah pada hari kiamat karena Allah melakukann sesuatu atas 

kehendak-Nya. Adapun kebesaran dan keagungan Allah yang Maha 

Suci tidak mampu diliputi oleh mata secara keseluruhan. Oleh karena 

itu Aisyah menetapkan ru`yah di akhirat dan menafikannya di dunia 

bersandarkan pada ayat ini dan menafikan idrâk yaitu melihat Allah 

yang Maha Agung bagi siapapun baik manusia, malaikat dan semua 

makhluk.  

                                                 
174

 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1,..., 

hal. 707.  



277 

 

 
 

Selanjutnya disebutkan makna Wa Huwa yudrikul abshâr 

maksudnya, Allah meliputi segala sesuatu dan mengetahui 

sepenuhnya, karena Allah SWT yang menciptakannya, sebagaimana 

Allah berfirman yang artinya: ―Apakah Allah yang menciptakan itu 

tidak mengetahui (yang zhahir dan tersembunyi), dan Allah Maha 

Halus lagi Maha Mengetahui.‖ (QS. Al-Mulk/67:14)‖. Wa Huwal 

lathîful khabîr  Abu al-`Aliyah menafsirkan: ―Yang Maha lembut 

untuk mengeluarkan segala sesuatu dan Yang Maha Mengetahui 

tempat masing-masing, wallâhu a‘lam .
175

 

Menganalisa dari riwayat-riwayat yang dinukilkan dalam 

menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah akidah, Ahmad 

Syakir sejalan dengan Ibnu Katsir yaitu memilih men-tafwîdh yaitu 

membaca ayat mutasyâbihât sebagaimana lafal bahasa Arabnya, 

tetapi tidak memahaminya dan membahas makna lahirnya serta tidak 

pula memahami lahir terjemahannya. Mencukupkan beriman dan 

meyakini bahwa ayat mutasyâbihât ini adalah dari sisi Allah SWT. 

Sebagaimana disebut dalam QS Ali-Imran/3:7. Meyakini bahwa 

Allah tidak serupa dengan makhluk yang dikenal dengan istilah 

tanzîh yaitu mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Hal ini 

diserahkan sepenuhnya kepada Allah semata, sebab hanya Allah 

Yang Maha Mengetahui maknanya. 

 Dalam penafsirannya ini Ibnu Katsir selaku penulis asli dan 

Ahmad Syakir  sebagai peringkas sependapat satu sama lainnya dan 

keduanya sependapat dengan sebagian besar ulama salafus soleh dari 

sahabat dan tabi‘in dalam masalah akidah. Ahmad Syakir 

sebagaimana halnya Ibnu Katsir menetapkan ru‘yatullah (melihat 

Allah) pada hari kiamat kelak, maka dalam hal ini penafsiran ‗Umdat 

at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr terhadap ayat ini adalah 

menetapkan ru`yatullah bagi orang mukmin pada hari kiamat dengan 

cara yang layak bagi Allah SWT sejalan dengan tafsir induknya tafsir 

Ibnu Katsir. 

Adapun penafsiran al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-

Karîm mengenai permasalahan akidah tentang ru`yatullah pada hari 

kiamat yang ditafsirkan dari QS. Al-An‘am/6:102-103 adalah 

sebagai berikut: 

ات١تصف بتلك الصفات ىو ربكم، فلا رب لكم غتَه، كلا  -أيها الناس  -ذلكم 
معبود تْق غتَه، كىو موجد كل شيء، فاعبدكه كحده، فهو ات١ستحق للعبادة، كىو 
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لا تٖيط بو الأبصار، كىو سبحانو يدرؾ الأبصار، كيَيط  على كل شيء حفيظ
 ُّٕٔٔا، كىو اللطيف بعباده الصاتٟتُ، ات٠بتَ ّٔم

Wahai manusia, bahwa Dzat yang memiliki sifat-sifat seperti yang 

disebutkan dalam ayat itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Rabb 

manusia. Tidak ada Tuhan lain selain Allah SWT dan tidak ada 

sembahan yang benar selain Allah SWT karena Allah Maha 

Pencipta segala sesuatu serta perintah untuk hanya menyembah 

Allah karena hanya Allah yang berhak disembah dan Maha 

Menjaga segala sesuatu. Allah tidak dapat diliputi (diketahui secara 

menyeluruh) oleh penglihatan mata, sedangkan Allah SWT dapat 

menangkap dan meliputi penglihatan mata. Menjelaskan sifat Allah 

yang Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya yang saleh lagi 

Maha Mengetahui perihal mereka. 

Dipahami dari penafsiran ini, bahwa al-Mukhtashar fî Tafsîr 

Al-Qur`an al-Karîm menetapkan sifat ru`yah bagi para mukmin di 

hari kiamat dengan melihat wajah Allah SWT namun kemampuan 

mata hamba tidak mampu meliputi Allah secara keseluruhan sama 

dengan kesimpulan penafsiran ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr. Bedanya dalam tafsir ini tidak menyebutkan perbedaan 

ulama dalam penafsirannya. 

Dari kandungan penafsiran berkaitan dengan ayat teologi 

yang mengkaji tentang tema istiwâ‘, dan ru‘yatullâh kandungan 

penafsiran ‗Umdat at-Tafsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an 

al-Karîm hampir serupa. Yaitu  men-tafwîdh dan tidak men-takwîl 

ayat-ayat mutasyâbihat tentang Zat Allah. Kedua tafsir ini sama-

sama menetapkan ru`yatullah pada hari kiamat bagi orang-orang 

yang beriman. Hanya saja penjelasan dalam ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-

Hâfizh Ibn Katsîr lebih panjang dari al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`an al-Karîm. Perbedaan keduanya hanya pada metodologi 

penafsiran. Tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr 

menafsirkan dengan mendatangkan penjelasan baik dari Al-Qur`an, 

sunnah, pendapat shababat dan tabi‘in serta ijtihâd ulama yang 

disampaikan dengan ringkas. Berbeda halnya dengan tafsir al-

Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm hanya menukilkan 

pendapat yang râjih saja. 

Ketika meringkas tafsiran yang berkaitan dengan ayat-ayat 

mutasyâbihât, Ahmad Syakir menukilkan dari kitab induk beragam 

pendapat dari para sahabat, tabi‘in dan ulama-ulama terkemuka 
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tentang penetapan ru‘yatullâh. Menurut hemat peneliti, hal ini 

dilakukan agar para pembaca dapat menyelami dengan ringkas inti 

dari perbedaan para ulama dalam masalah ini sehingga tidak ada 

justifikasi terhadap satu pendapat dan menganggap salah pendapat 

yang berbeda kecuali jika pendalilan yang dinukilkan kedudukannya 

dha‘îf  dan tidak bersumberkan pada dalil-dalil terpercaya 

3. Hukum Puasa Saat Safar 

‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr merupakan 

ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir maka dalam penafsiran ayat hukum 

merujuk kepada pendapat Ibnu Katsir. Sebagai seorang ahli hukum 

Islam, Ibnu Katsir telah memberikan penjelasan yang relatif lebih 

luas dalam menafsirkan ayat-ayat yang bernuansa hukum, apalagi 

ketika menafsirkan ayat-ayat yang dipahami secara berbeda-beda di 

kalangan para ulama. Dalam hal ini, ia sering menyajikan diskusi 

dengan mengemukakan argumentasi masing-masing ulama, termasuk 

pendapatnya sendiri.  

Pembahasan yang meluas dalam masalah hukum tersebut 

diringkas oleh Ahmad Syakir dalam tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-

Hâfizh Ibn Katsîr. Untuk menyelami corak pemikiran Ahmad Syakir 

dalam masalah hukum (fikih) dalam ringkasannya, akan dipaparkan 

beberapa contoh nukilan penafsiran Ahmad Syakir dari tafsir 

induknya. 

Pertama, contoh penafsiran ayat hukum berkaitan ibadah.  

Fiqih ibadah adalah pemahaman ulama terhadap nash-nash yang 

berkaitan dengan ibadah hamba Allah SWT dengan segala bentuk 

hukumannya, yang mempermudah pelaksanaan ibadah, baik yang 

bersifat perintah, larangan maupun pilihan-pilihan yang disajikan 

oleh Allah dan Rasulullah SAW.
177

 Ruang lingkup ibadah mencakup 

semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah, baik dalam perkataan 

maupun perbuatan, lahir maupun batin; termasuk dalam pengertian 

ini adalah şalat, zakat, haji, benar dalam pembicaraan, menjalankan 

amanah, berbuat baik kepada orangtua, menjalin silaturrahmi, 

memenuhi janji, amar ma‘ruf nahi munkar, jihad terhadap orang 

kafir, berbuat baik pada tetangga, anak yatim, fakir miskin dan ibn 

sabil, berdoa, zikir, membaca Al-Qur‘an, rela menerima ketentuan 

Allah dan lain sebagainya. Contoh penafsiran dalam fiqih ibadah 

diambil dari surat QS. Al-Baqarah/2:185 berikut yang berisi tentang 

perintah berpuasa di bulan Ramadhan, dan perintah untuk 
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menggantinya bagi orang yang sedang sakit dan safar. Berikut 

kutipan penafsiran ayat tersebut: 

رُٓ ۡٓ ِيٓٓٱرَمَغَانَٓٓشَ ٓٓلََّّ ُزِلَٓفيِِّ
ُ
ٓٓىۡلُرۡءَانُٓٱأ ََ ِ ٌّ اسِٓوَبَيّنََِٰجٖٓ َِّ ىٓىّيِ دا دَىَٰٓٱُْ ُٓ ۡ ٓىۡفُرۡكاَنِِۚٓٱوَٓٓل

ٓ ًُ ٌِِلُ ٓ ِٓدَ ٓشَ ٍََ رَٓٱفَ ۡٓ يَّامٍٓٓلشَّ
َ
ٓأ َۡ ِ ٌّ ٓٞ ة ٓفَػدَِّ ٓشَفَرٖ َٰ ٓعََلَ وۡ

َ
ٓأ ٓمَرِيغًا ٓكََنَ َ ٌَ ٓوَ ۡۖ ُّ ٍۡ فَيۡيَطُ

يرُيِدُٓ َٓۗ خَرَ
ُ
ُٓٱأ ًُٓٓللَّّ ٓٓىۡيُسَۡۡٓٱ ةلُِ ًُ ٍِئُآْٓىۡػُسَۡۡٓٱوَلََّٓيرُيِدُٓةلُِ ةَٓٱوَلِِهُۡ وآْٓىۡػدَِّ ُ َٓٱوَلِِهَُبِّ ٓللَّّ

ٓتشَۡهُرُونَٓ ًۡ ٓوَىَػَيَّلُ ًۡ َٰلُ دَى َْ آ ٌَ ٓ َٰ   ١٨٥عََلَ
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan 

yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur`an sebagai 

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk 

itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, 

barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di 

bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan 

barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka 

(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya 

itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, 

dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu 

mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan 

Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 

bersyukur. (al-Baqarah/2:185) 

Permasalahan fikih ibadah yang terdapat dalam ayat ini adalah 

tentang perintah melaksanakan puasa Ramadhan apabila telah melihat 

hilal dan rukhsah bagi orang yang sedang sakit atau dalam safar 

untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan tersebut dengan syarat 

diganti pada hari lain di luar Ramadhan sebanyak hari yang 

ditinggalkan. Dalam permasalahan hukum ifthâr bagi musafir, terjadi 

perbedaan pendapat ulama, Ahmad Syakir dalam tafsirnya 

menukilkan dari kitab induk perbedaan pendapat tersebut sebagai 

berikut: 

Pendapat pertama : bagi orang yang sedang mukim pada awal 

Ramadhan kemudian pada pertengahan Ramadhan melakukan safar, 

maka tidak boleh meninggalkan puasanya dengan alasan safar 

tersebut. Ini pendapat sekelompok ulama salaf dari sahabat dan 

tabi‘in yang dinukilkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla. 

Namun pendapat yang dinukilkan oleh Ibnu Hazm ini perlu diteliti 

lagi. Karena ada riwayat dari Nabi SAW yang menceritakan bahwa 

Nabi SAW pernah suatu kali keluar berperang pada bulan Ramadhan 

yaitu perang al-Fath. Kala itu Rasulullah SAW melakukan safar 

dengan para sahabatnya sampai suatu tempat bernama al-Kadid dan 

dipertengahan perjalanan beliau membatalkan puasanya dan 
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menyuruh orang-orang yang dalam perjalanan tersebut 

membatalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan al-

Bukhariy.
178

 

Pendapat kedua: sebagian ulama dari kalangan sahabat dan 

tabi‘in ada yang berpendapat bahwa orang yang safar wajib 

membatalkan puasanya dikala safar. Mereka berdalil dengan ayat 

(yang artinya): ―..maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari 

yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.‖ Namun menurut 

jumhur ulama bahwa yang benar adalah boleh memilih terus berpuasa 

atau tidak berpuasa saat safar  (takhyîr) dan bukan wajib 

meninggalkan puasa. Pendapat ini diperkuat dengan sebuah riwayat 

bahwa para sahabat suatu kali pernah safar bersama Rasulullah SAW, 

sebagian ada yang tetap berpuasa dan sebagian ada yang 

meninggalkan puasanya dan yang berpuasa tidak mencela orang-

orang yang membatalkan puasanya begitu juga sebaliknya. Kalau 

seandainya meninggalkan puasa itu wajib diwaktu safar tentunya 

akan terjadi bantahan kala itu terhadap orang yang membatalkan 

puasanya. Bahkan terdapat riwayat dari Rasul SAW, beliau pada 

suatu kondisi tetap berpuasa walau dalam keadaan safar padahal 

waktu itu panas matahari sangatlah terik dan tidak satupun sahabat 

yang sanggup berpuasa degan Nabi kecuali Abdullah ibn Rawahah.
179

 

Pendapat ketiga: sebagian ulama berpendapat dan diantaranya 

Imam asy-Syafi‘i bahwa berpuasa pada saat safar lebih baik dari pada 

membatalkannya sebagaimana dilakukan oleh Nabi sebelumnya. 

Namun yang lain berpendapat bahwa membatalkan puasa saat safar 

itu lebih baik mengambil rukhshah dalam agama. Sebagaimana 

terdapat dalam riwayat, suatu ketika Nabi ditanya tentang berpuasa 

saat safar, Rasulullah menjawab: ―Barang siapa yang meninggalkan 

puasa saat safar itu baik dan bagi yang tetap berpuasa maka juga tidak 

mengapa.‖ Dalam riwayat lain disebutkan, ―Ambillah rukhshah 

(keringanan) dari Allah yang  keringan itu telah diberi untuk 

kalian.‖
180

  

Hal ini diperkuat juga dengan hadis-hadis dari Nabi SAW 

yang diriwayat oleh Aisyah, bahwa Hamzah Ibnu Amr al-Aslamiy 

bertanya kepada Rasulullah SAW: ―Wahai Rasulullah sesungguhnya 

aku banyak berpuasa, apakah aku juga berpuasa saat safar? Lalu 

Rasulullah SAW menjawab: ―Jika kamu ingin berpuasa maka 
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berpuasalah, jika kamu ingin berbuka maka berbukalah.‖ Hadis ini 

terdapat dalam sahih Bukhariy dan Muslim. Lalu ada juga yang 

berpendapat, jika merasa berat puasa saat safar, maka berbuka pada 

kondisi itu adalah baik. Sebagaimana dalam riwayat oleh Jabir, suatu 

kali Rasulullah melihat seseorang digotong, lalu Rasulullah bertanya: 

―Ini apa?‖ mereka menjawab: ― Dia berpuasa‖. Lalu Rasulullah SAW 

menjawab: ―Puasa saat safar itu tidak baik.‖ Hadis ini juga 

diriwayatkan oleh Imam Bukhariy dan Muslim.  Maka seseorang 

yang membenci sunnah Nabi menganggap bahwa berbuka saat safar 

itu makruh dan dia berbuka saat safar dan mengharamkan puasa saat 

safar ini juga bertentangan dengan sunnah Nabi sebagaimana terdapat 

dalam riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan dari Ibnu ‗Umar dan 

Jabir bahwa orang yang tidak menerima rukhshah dari Allah, maka  

baginya dosa sebesar bukit Arafah.‖
181

 

Dari tiga pendapat yang dipaparkan dalam mukhtasarnya 

dapat disimpulkan bahwa puasa dalam safar itu ada tiga kondisi, 

kondisi pertama, jika puasa tidak memberatkan, maka berpuasa lebih 

baik. Kondisi kedua, jika berpuasa memberatkan, maka berbuka lebih 

baik. Kondisi ketiga, jika berpuasa membahayakan atau khawatir 

celaka, maka berpuasa haram dan diwajibkan berbuka. Dalil-dalil dari 

sunnah dalam masalah ini telah ada. 

 Ahmad Syakir sebagaimana Ibnu Katsir lebih cendrung 

kepada pendapat Jumhur ulama yang menyatakan bahwa setiap 

musafir berhak untuk memilih (takhyîr) antara puasa atau mengambil 

rukhshah. Pendapat ini diperkuatnya dengan ungkapan lain yang 

mengatakan bahwa keduanya sama-sama baik tergantung kondisi 

fisik seseorang.  

Jika diteliti, konten ringkasan Ahmad Syakir terhadap tafsir 

Ibnu Katsir hampir mirip dengan ringkasan Ali ash-Shabuniy 

terhadap tafsir yang sama. Hanya saja dalam permsalahan ini, Ahmad 

Syakir menambahkan penjelasan riwayat terakhir yang diriwayatkan 

oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Umair. Dalam ringkasannya Ali 

ash-Shabuniy tidak menukilkan hadis tersebut.
182

 

Pendapat keempat: terkait dengan hukum qadha. Apakah 

qadha wajib dilakukan secara berturut-turut? Atau dilakukan terpisah-

pisah? Ada dua pendapat; pertama mengatakan wajib berturut-turut, 

karena qadha harus sesuai. Pendapat kedua mengatakan: tidak wajib 

berturut-turut, boleh berturut-turut dan boleh terpisah-pisah. Pendapat 
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kedua bersumber dari para ulama salaf dan khalaf dengan dalil-dalil. 

Adapun pada bulan Ramadhan wajib berturut-turut karena pada bulan 

ini puasa harus dilaksanakan dalam bulan tersebut adapun setelah 

selesai bulan Ramadhan  maka puasa pada hari lain sebanyak yang 

ditinggalkan pada bulan ramadhah. Maka karena itulah Allah SWT 

berfirman: ―Maka berpuasalah pada hari lain kalian tidak berpuasa. 

Kemudian disambung oleh ayat: ―Allah itu bermaksud memberi 

kemudahan kepada kalian dan tidak ingin memberi kesusahan 

terhadap kalian. ―. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dari Qatadah 

dari al-A‘rabiy juga disebutkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

―Sesungguhnya sebaik-baik perkara dalam agama adalah yang paling 

mudah, sebaik-baik perkara agama adalah yang paling mudah.‖
183

 

Dari beberapa penukilan Ahmad Syakir terkait ayat-ayat 

hukum ini, dipahami cara pandang Ibnu katsir yang diringkas Ahmad 

Syakir dalam mensikapi perbedaan pendapat masalah fikih ibadah, 

lebih cendrung kepada pendapat yang moderat dan bukan 

mutasyaddid sama halnya dengan Ibnu Katsir. 

Adapun penafsiran al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-

Karîm  terhadap  QS. Al-Baqarah/2:185 sebagai berikut: 

رمضاف الذم بدأ فيو نزكؿ القرآف على النبِ صلى الله عليو كسلم في ليلة شهر 
القدر، أنزلو الله ىدايةن للناس، فيو الدلائل الواضحات من ات٢دل، كالفرقاف بتُ اتٟق 
كالباطل، فمن حضر شهر رمضاف كىو مقيم صحيح فليصمو كجوبنا، كمن كاف 

طر، كإذا أفطر فالواجب عليو أف مريضنا يشق عليو الصوـ أك مسافرنا؛ فلو أف يف
يقضي تلك الأياـ التي أفطرىا، يريد الله تٔا شرع لكم أف يسلك بكم سبيل اليسر لا 
العسر، كلتكملوا عدة صوـ الشهر كلو، كلتكبركا الله بعد ختاـ شهر رمضاف كيوـ 
العيد على أف كفقكم لصومو، كأعانكم على إكمالو، كلعلكم تشكركف الله على 

 ُْٖت٢ذا الدين الذم ارتضاه لكم. ىدايتكم
 Bulan Ramadan adalah bulan dimulai proses turunnya Al-Qur`an 

kepada Nabi SAW pada malam Qadar. Allah menurunkan Al-Qur`an 

sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Qur`an itu berisi pentuk yang 
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jelasa dan pemisah yang membedakan antara perkara yang hak dan 

yang batil. Siapa saja yang menemui bulan Ramadan dalam keadaan 

mukim dan sehat, hendaklah dia menjalankan puasa secara wajib. 

Siapa yang sakit sehingga tidak mampu berpuasa atau bepergian 

jauh, dia boleh berbuka. Jika dia berbuka, maka wajib baginya 

mengganti puasa sebanyak hari-hari ditinggalkan. Dengan syariat 

yang ditetapkan itu, Allah menghendaki kemudahan bagi manusia 

dan tidak menghendaki kesulitan. Agar supaya manusia 

menyempurnakan bilangan puasa selama sebulan penuh. Supaya 

manusia mengagungkan nama Allah di penutup bulan Ramadan dan 

hari raya (Idul Fitri) karena Dia telah membimibng kalian untuk 

menjalankan ibadah puasa dan membantu kalian 

menyempurnakannya hingga sebulan penuh. Serta supaya kalian 

bersyukur kepada Allah atas petunjuk-Nya untuk memeluk agama 

yang Dia ridai untuk kalian ini. 

Ayat ini menyatakan kewajiban qadha bagi musafir yang 

berbuka di bulan Ramadhan bagi orang yang meninggalkan puasa 

Ramadhan karena uzur. Diantara uzur bolehnya meninggalkan puasa 

Ramadhan ada dua; sakit dan safar, dengan syarat menggantinya 

pada hari lain. Sebagai gambaran bahwa puasa Ramadhan wajib 

disempurnakan satu bulan penuh dan sebagai gambaran dari 

kemudahan syariat Islam agar manusia bersyukur kepada Allah 

SWT. 

Selain mengqadha, cara mengganti puasa Ramadhan yang 

ditinggalkan dengan membayar fidyah, sebagaimana dijelaskan pada 

ayat sebelumnya. Penjelasannya sangat singkat dan mudah. 

 

4. Hukum Ihtikâr 

Contoh penafsiran ayat hukum mu‘amalah yang diambil dari 

QS. Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 279. Fiqih mu‘amalah adalah 

hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama 

manusia lainnya tentang harta, jual-beli, sewa menyewa, hutang-

piutang, gadai, hibah, pekongsian dan lain sebagainya. 
185

 

Contoh penafisran ayat hukum dalam fikih muamalah terkait 

masalah hukum dalam ayat ini bertema monopoli perdagangan 

sebagaimana firman Allah berikut: 
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ََٓٱ ِي كُئُنَٓٓلََّّ
ۡ
ْٓٱيأَ ا َٰٔ مُٔٓٓلرِّبَ آحَلُ ٍَ ٓنَ ِيٱلََّٓحَلُٔمُٔنَٓإلََِّّ ٓٓلََّّ ُّ َُٓٱحَخَخَتَّطُ يۡطََٰ ٓٓلشَّ ََ ُۚٓٱٌِ سِّ ٍَ ۡ ٓل

آ ٍَ ْٓإجَِّ ٔٓا ُ ٓكاَل ًۡ ُٓ جَّ
َ
َٰلمَِٓةأِ َْۗٓٱٌِرۡوُٓٓلَۡۡيۡعُٓٱذَ ا َٰٔ ٓٓلرّبَِ خَوَّ

َ
ُٓٱوَأ مَٓٓلَۡۡيۡعَٓٱٓللَّّ ُْۚٓٱوخََرَّ ا َٰٔ ٍََٓجَاءَٓهُٓٓلرِّبَ  ۥفَ

بِِّّٓ ٓرَّ َِ ٌّ ٓ غِۡٔظَثٞ ُُّٓٓخَهََٰٓٱفَٓٓۦمَ مۡرُهُٓٓۥفيََ
َ
ٓوَأ ٓشَيفََ ا ٓٓٓٓۥٌَ ِۖۡٓٱإلََِ وْلََٰٓهمَِٓٓللَّّ

ُ
ٓفأَ ٓعًَدَ َۡ ٌَ وَ

ضۡحََٰبُٓ
َ
ونَٓٓلَّۡارِٓ ٱأ آخََٰلُِِ َٓ ٓفيِ ًۡ ُْ٢٧٥  

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalam neraka. (al-Baqarah/2: 275). 

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:279:  

ٓٓفإَنِ ََ ِ ٌّ ذَُُٔآْبَِرَۡبٖٓ
ۡ
أْٓفأَ ٓتَفۡػَيُ ًۡ ِٓٱىَّ ٓلََّٓٓۡۦۖٓوَرشَُٔلِِٓٓللَّّ ًۡ َٰىلُِ وَ ٌۡ َ

ٓرءُُوسُٓأ ًۡ ٓفيََلُ ًۡ وَإِنٓحبُۡخُ
ٔنَٓ ٍُ ٔنَٓوَلََّٓتُظۡيَ ٍُ   ٢٧٩تَظۡيِ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan 

jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(al-

Baqarah/2:279). 

Ahmad Syakir dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir 

memasukkan pembahasan monopoli ke dalam ringkasannya karena 

sebelumnya ia akan menukilkan pembahasan fiqih dan tidak 

memangkas penjelasan Ibnu Katsir dalam hal tersebut. Pembahasan 

monopoli ini dibahas dalam permasalahan riba walaupun tidak 

disebutkan secara tegas dalam Al-Qur`an tentang hukum al-ihtikâr 

(monopoli) tetapi ia mempunyai hubungan dengan riba.  

Dalam riba terdapat unsur zulmun (menganiaya) orang lain 

diakibatkan karena ketidakmampuan peminjam untuk membayarkan 

utangnya tepat waktu maka secara otomatis harga menjadi naik 

melebihi pokok pinjamannya dan hal ini memberatkan yang 

mengakibatkan si peminjam teraniaya dan secara terpaksa harus 

membayarkan tambahan modal tersebut. Sementara ihtikâr walaupun 

secara implisit, juga menagandung zulmun (menzhalimi) dan 

masyarakat akan merasakan akibat fatalnya. Sebab al-ihtikâr 
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bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, dengan 

menimbun barang yang beredar di pasaran dapat mengakibatkan 

kelangkaan dan tentunya akan terjadi kenaikan harga secara otomatis 

di atas normal. Sehingga masyarakat yang biasanya tidak kekurangan 

barang dan dapat membelinya sesuai kehendaknya tanpa merasakan 

kesulitan, namun karena akibat monopoli tersebut mereka jadi 

kekurangan barang dan sulit untuk menjangkau harga agar dapat 

memnuhi kebutuhan mereka, namun karena sudah terdesak akan 

kebutuhan pokok dan hidup sehari-hari barang yang langka tersebut 

akhirnya dibeli juga walaupn terpaksa.  

Pada kasus ini terdapat unsur menganiaya dan memaksa bagi 

si pelaku ihtikâr dan teraniaya serta keterpaksaan bagi masyarakat 

walaupun ia tidak berlaku secara eksplisit. Maka ihtikâr masuk 

kategori riba dikarenakan niat pelaku untuk mendapatkan keuntungan 

besar dengan cara menimbun barang dagangan sehingga menganiaya 

orang lain karena ‗illah hukumnya sama-sama mempesulit melakukan 

pembayaran yang mirip dengan riba. 

Ahmad Syakir meringkas penjelasan tafsir dengan mengutip 

riwayat ‗Umar ibn Khattab terkait pembahasan monopoli, hadis ini 

berisi ancaman bagi pedagang yang melakukan monopoli, ―Umar 

berkata: Aku mendengar Rasulullah  SAW bersabda: ―Barangsiapa 

melakukan monopoli makanan atas orang Muslim, maka Allah akan 

timpakan kebangkrutan dan penyakit judzam.‖ 
186

 

Penukilan terhadap hadis ini dalam tafsirnya menunjukkan 

bahwa Ahmad Syakir dalam mukhatsarnya sejalan dengan Ibnu 

Katsir yang mengharamkan bentuk monopoli dalam perdagangan. 

Namun penjelasan lebih rinci terkait monopoli tidak disebutkan 

dalam tafsir. Terkait fikih mu‘amalah ini, Ahmad Syakir lebih 

berhati-hati dalam memilih hukum yang terdapat perbedaan ulama 

dalam masalah muamalah karena menyangkut hak orang banyak. 

Adapun penafsiran al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm 

terhadap QS. Al-Baqarah/2:275 dan ayat 279 tentang riba ini adalah: 

الذين يتعاملوف بالربا كيأخذكنو لا يقوموف يوـ القيامة من قبورىم إلا مثل ما يقوـ 
الذم بو مس من الشيطاف، فيقوـ من قبره يخبط كما يخبط من بو صرع في قيامو 
كسقوطو؛ ذلك بسبب أنهم استحلوا أكل الربا، كلم يفرقوا بتُ الربا كبتُ ما أحل الله 

، فكل منهما يؤدم إلى  من مكاسب البيع، فقالوا: إنما البيع مثل الربا في كونو حلالان
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زيادة ات١اؿ كنمائو، فرد الله عليهم كأبطل قياسهم كأكذّٔم، كبتٌُ أنو تعالى أحل البيع 
ت١ا فيو من نفع عاـ كخاص، كحرـ الربا ت١ا فيو من ظلم كأكل لأمواؿ الناس بالباطل 

كالتحذير من الربا، فانتهى عنو  بلا مقابل، فمن جاءتو موعظة من ربو فيها النهي
كتاب إلى الله منو؛ فلو ما مضى من أخذه للربا، لا إثُ عليو فيو، كأمره إلى الله فيما 
يستقبل بعد ذلك، كمن عاد إلى أخذ الربا بعد أف بلغو النهي من الله، كقامت عليو 

صود بو أكل اتٟجة؛ فقد استحق دخوؿ النار كات٠لود فيها. كىذا ات٠لود في النار ات١ق
الربا مستحلاِّ لو أك ات١قصود بو البقاء الطويل فيها، فإف ات٠لود الدائم فيها لا يكوف 

 ُٕٖإلا للكفار، أما أىل التوحيد فلا يخلدكف فيها.
Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang bertransaksi dan 

mengambil harta riba tidak bisa berdiri dari kuburnya kelak pada 

hari kiamat seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Ia 

bangkit dari kuburnya sambil sempoyongan seperti orang 

kesurupan, jatuh-bangun. Hal itu karena mereka menghalalkan 

memakan harta riba. Mereka tidak membedakan antara riba dengan 
hasil jual-beli yang dihalalkan oleh Allah. Mereka mengatakan, 

―Sesungguhnya jual-beli itu seperti riba dalam hal kehalalannya. 

Karena keduanya sama-sama menyebabkan adanya pertambahan 

dan pertumbuhan harta.‖ Lalu Allah membantah ucapan mereka 

dan membatalkan kias mereka. Allah menjelaskan bahwa Dia 

menghalalkan jual-beli karena di dalamnya terdapat keuntungan 

yang umum dan khusus. Allah mengharamkan riba karena di 

dalamnya terdapat kezaliman dan tindakan memakan harta orang 

lain secara batil tanpa imbalan apapun. Maka barangsiapa 

menerima nasihat dari Rabb-nya yang berisi larangan dan 

peringatan terhadap riba, lalu ia berhenti memungut riba dan 

bertaubat kepada Allah dari perbuatan itu, maka ia boleh memiliki 

harta riba yang telah diambilnya di masa lalu tanpa dosa, dan 

urusan masa depannya sesudah itu diserahkan kepada Allah. 

Barangsiapa kembali mengambil riba setelah ia mendengar adanya 

larangan dari Allah dan ia telah mengetahui hujjah yang nyata, 

maka ia pantas masuk neraka dan kekal di dalamnya. Yang 

dimaksud kekal di dalam neraka ialah orang yang menghalalkan 

memakan riba itu, atau maksudnya adalah tinggal di sana dalam 
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waktu yang sangat lama. Karena tinggal di neraka untuk selama-

lamanya hanya berlaku bagi orang-orang kafir. Sedangkan orang-

orang yang bertauhid tidak akan kekal di dalamnya. 

 Dalam penafsiran ini hanya dijelaskan hukum keharaman riba 

secara umum dan perintah untuk meninggalkan perbuatan riba 

tersebut serta penjelasan bantahan Allah SWT bahwa riba tidaklah 

sama dengan jual beli meskipun keduanya terdapat penambahan 

harta. Namun dua cara mua‘amalah tersebut tidaklah sama. Pada jual 

beli ada keuntungan yang tidak menzhalimi antara dua belah pihak 

yang bertransaksi, berbeda dengan riba terdapat kezhaliman terhadap 

salah satu pihak yaitu peminjam. Antara dua mu‘amalah ini sangat 

nyata adanya penegasan dari Allah dengan ungkapan halal dan 

haram. Jual beli halal, riba haram. Bahkan ancaman keharamannya 

adalah neraka bagi pelaku riba dan kehancuran. Secara dasar sudah 

sangat dipahami oleh orang-orang awam tentang hukum dua 

mu‘amalah tersebut. 

 Setelah Allah menyampaikan keharaman riba, Allah 

menasehatkan hamba-Nya untuk bertaubat dari riba dan 

meninggalkan mu‘amalah tersebut serta menjelaskan bahwa harta-

harta riba sebelum ia bertobat dimaafkan dan modal hartanya masih 

menjadi hak pemodal, adapun sisa keuntungan riba yang ada pada 

orang lain tidak boleh diambil lagi.  

 Selanjutnya juga dijelaskan, ancaman bagi orang-orang yang 

tetap kembali bertransaksi riba setelah mendengar nasehat dan 

ancaman Allah bahkan sudah mengetahui hujjah keharaman riba, 

maka orang-orang ini pantas untuk kekal dalam neraka. Dengan 

adanya ancaman neraka dan lafaz keharaman ini, menunjukkan 

bahwa riba adalah bagian dari dosa besar.   

الله بأف ت٘تثلوا أكامره كتٕتنبوا نواىيو،  يا أيها الذين آمنوا بالله كاتبعوا رسولو، خافوا
كاتركوا ات١طالبة تٔا بقي لكم من أمواؿ ربوية عند الناس، إف كنتم مؤمنتُ حقِّا بالله 

 ُٖٖكتٔا نهاكم عنو من الربا.
Tafsir ini menjelaskan panggilan untuk orang-orang yang beriman 

kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, untuk takut kepada Allah 

dengan cara menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-larangan-Nya serta larangan menuntut harta riba yang 

tersisa di tangan orang lain, jika seseorang benar-benar beriman 

kepada Allah dan percaya akan larangan tentang keharaman riba. 
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5. Hukum Ghulûl 

Contoh penafsiran dalam fiqih jinâyah diambil dari QS. Ali 

Imran/3:161 dalam hukum jinâyah. Fiqih jinâyah adalah hukum-

hukum yang berkaitan dengan tindak pidana misalnya hukum 

membunuh, melukai, mencuri, merampok, berzina, minuman 

memabukkan, termasuk juga hokum-hukum terkait ketata-negaraan 

seperti pengangkatan kepala negara, hokum perang dan lain 

sebagainya.
189

  Peneliti dalam hal ini mengambil contoh terkait 

hukum ghulûl.  

Ghulûl dalam syariat Islam diatur dalam fikih Jinâyah. 

Jinâyah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang 

mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi 

menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia 

sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan 

bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di 

dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat.
190

 Hukum ghulûl 

menjadi dasar hukum korupsi yang diisthinbatkan dari dalil-dalil baik 

yang terdapat dalam Al-Qur`an maupun hadis.  

Secara bahasa, ghulûl berasal dari kata ghalla-yaghullu 

ghallan-wa ghulûlan yang memiliki arti dasar khâna 

(berkhianat).
191

Dari arti dasar ini kemudian berkembang makna-

makna baru, seperti: mengambil sesuatu dan menyembunyikan 

hartanya,
192

 mengambil sesuatu secara tersembunyi dan 

memasukkannya ke dalam tempat penaruhannya,
193

 mengambil 

sesuatu dengan cara diam-diam,
194

 mengambil ghanimah sebelum 

dibagi secara adil,
195

 dan sebagainya, yang bila dicermati semuanya 

diikat oleh yang namanya khianat. 

Fenomena ghulûl (penggelapan) harta sebagai suatu cara yang 

bathil dalam memperoleh harta, dapat ditelusuri melalui ayat-ayat 
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Madaniyyah. Sebab di Madinahlah ayat-ayat yang mengatur 

mu‘amalah termasuk di dalamnya transaksi ekonomi kebanyakan 

turun. Pada ayat-ayat Madaniyyah banyak digunakan term-term yang 

berkaitan dengan penggelapan harta, semisal khianat, amanat, bathil, 

dan sebagainya.
196

 

Al-Qur`an menyebutkan tindakan ghulûl ini dalam beberapa 

ayat diantaranya QS. Ali Imran/3:161 berikut: 

ا ٌَ ٓٓوَ ٔۡمَ ٓيَ ٓغَوَّ ا ٍَ ِ ٓة تِ
ۡ
ٓيأَ ٓحَغۡيوُۡ َ ٌَ وَ ُٓۚ ٓحَغُوَّ ن

َ
ٓأ ٓلِۡبٍَِّ ثِِۚٱكََنَ ٍَ آٓىۡلِيََٰ ٌَّ ٓ ٓجَفۡسٖ ٓكُُّ َٰ فََّ َٔ ٓحُ ًَّ ثُ

ٍُٓ ٓلََّٓحُظۡيَ ًۡ ُْ   ١٦١ٔنَٓنَصَتَجۡٓوَ
Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta 

rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan 

rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang 

membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri 

akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan 

(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Ali Imran/ 

3:161). 

Ahmad Syakir dalam merangkum tafsir Ibnu Katsir 

memasukkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tindak pidana al-

Ghulûl. Diantaranya hadis tentang larangan mengambil yang bukan 

haknya meskipun seutas benang dan sebuah jarum. Rasulullah SAW 

bersabda:  ―Kembalikanlah jarum dan benang (yang kalian ambil), 

karena kecurangan itu  akan mempermalukan dan membakar orang 

yang melakukannya pada hari kiamat kelak‖. (HR. Ahmad no. 

6729).
197

 

Ahmad Syakir juga menukilkan dalam mukhtasarnya hadis 

riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah berkata, ―Suatu hari 

Rasulullah SAW  berdiri ditengah-tengah kami. Beliau menyebut 

tentang ghulûl, menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat besar. 

Lalu beliau bersabda, ―Sungguh aku akan mendapati seseorang di 

antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul unta yang 

melenguh-lenguh sambil berkata, ―Wahai Rasulullah tolonglah aku. 

―Maka aku menjawab, ―Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah 

untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. 

Aku juga mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat 

datang dengan memikul kamibng yang mengembik-embik. ―Ia 

berkata, ‗Wahai Rasulullah tolonglah aku.‘ Maka aku menjawab, 

‗Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku 
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telah menyampaikan semuanya. Aku juga mendapati seseorang di 

antara lain pada hari kiamat datang dengan memikul binatang yang 

mengeluarakan suara-suara keras. Ia berkata, ‗Wahai Rasulullah 

tolonglah aku.‘ Maka aku menjawab, ―Aku tidak memiliki 

sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan 

semuanya kepadamu. Aku juga akan mendapati seseorang di antara 

kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kain dan baju-baju 

yang berkibar-kibar.‘ Ia berkata, ‗Wahai Rasulullah tolonglah aku.‘ 

Maka aku menjawab, ‗Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah 

untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. 

Aku mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang 

dengan memikul barang-barang yang berharga.‘ Ia berkata, ‗Wahai 

Rasulullah tolonglah aku.‘ Maka aku menjawab, ‗aku tidak memiliki 

sesuatu apapun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah 

menyampaikan semuanya kepadamu.‘‖ (HR. Bukhariy 6/126, Muslim 

2/83)
198

 

Dari riwayat-riwayat yang dinukilkan ini, tidak dijelaskan 

dalam tafsir Ibnu Katsir bantahan permulaan ayat bahwa Nabi SAW 

tidak pernah melakukan penggelapan harta. Sebagai penekanan 

terhadap umatnya bahwa Nabi SAW telah memberikan contoh yang 

baik terhadap umatnya. Menurut al-Khazin. ayat ini memberikan 

penetapan bahwa tidak mungkin Nabi SAW mengkhianati umatnya 

atas sesuatu, termasuk harta rampasan perang, dan juga dalam 

penyampaian wahyu. Hal ini karena antara nubuwwah dan khianat 

tidak mungkin bersatu dalam diri Nabi. Oleh karena itu, sebenarnya 

yang dikehendaki oleh ayat ini adalah umat Nabi. Jika dipastikan 

bahwa tidaklah mungkin seorang Nabi berbuat khianat (ghulûl), maka 

kemungkinan besar yang berbuat seperti itu adalah umatnya.
199

 

Riwayat lainnya terkait ghulûl yang dinukilkan Ahmad Syakir 

adalah hadis riwayat ‗Ubaid ibn Isma‘il, ia menyampaikan;  telah 

menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya, 

dari Abu Humaid as-Sa‘idy mengatakan, Rasulullah SAW pernah 

mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengelola zakat bani Sulaim 

yang sering dipanggil dengan nama Ibnu al-Lutbiyyah, tatkala dia 

datang, dia menghitungnya dan berkata; ‗Ini adalah hartamu dan ini 

hadiah. Spontan Rasulullah SAW berujar: ―kenapa kamu tidak 

duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu 

datang kepadamu jika kamu jujur.‖ Kemudian beliau berpidato di 
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hadapan kami, memuja dan memuji Allah terus bersabda: 

―Sesungguhnya saya mempekerjakan salah seorang diantara kalian 

untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku, 

lantas ia datang dan mengatakan; ‗ini hartamu dan ini hadiah yang 

diberikan kepadaku, kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah 

ayahnya atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya? Demi 

Allah, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil sesuatu yang 

bukan haknya, selain ia menjumpai Allah pada hari kiamat dengan 

memikul hak itu, aku tahu salah seorang diantara kalian menjumpai 

Allah dengan memikul unta yang mendengus, atau sapi yang 

melenguh, atau kamibng yang mengembik.‖ Kemudian beliau 

mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiaknya seraya 

mengatakan: ―Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan apa yang 

kulihat dengan mataku dan aku dengar dengan dua telingaku?‖ (HR. 

Bukhariy 144)
200

 

Riwayat lainnya yang berkaitan dengan penafsiran ayat ini 

adalah, Dari Ibnu Jarir dari adh-Dahhak, bahwa Nabi mengirimkan 

beberapa orang pengintai kepada suatu daerah musuh. Kemudian 

daerah itu diperangi dan dikalahkan serta harta rampasan dibagi-bagi. 

Tetapi para pengintai tidak hadir ketika rampasan itu dibagi-bagi. 

Lalu ada diantara mereka menyangka, bahwa mereka tidak akan 

dapat bagian. Kemudian setelah mereka datang ternyata bagian untuk 

mereka telah disediakan. Maka turunlah ayat ini yang menegur 

sangkaan mereka yang buruk, sekaligus menyatakan bahwa Nabi 

tidaklah berbuat curang dengan pembagian harta rampasan perang 

dan sekali-kali tidaklah Nabi akan menyembunyikan sesuatu untuk 

kepentingan diri beliau sendiri.
201

 

Riwayat lainnya yang dinukilkan Ahmad Syakir adalah 

riwayat dari ‗Umar ibn al-Khattab, beliau berkata: ―pada perang 

khaibar, datang beberapa orang menghadap Rasulullah SAW seraya 

berkata: fulan syahid, fulan syahid, sampai ia menjumpai seseorang 

laki-laki dan sekelompok orang itu juga mengatakan : ―Fulan syahid‖ 

namun disanggah oleh Rasulullah: ―Tidak, aku melihatnya di neraka 

menggunakan pakaian yang ia ambil dari hasil penggelapan.‖ Lalu 

Rasulullah melanjutkan: ―Pergilah dan serulah kepada orang-orang 

bahwa yang masuk surga itu hanya orang-orang yang beriman.‖ (HR. 

Muslim 1/43)
202
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Dari beberapa penjelasan yang dikutip Ahmad Syakir dari 

tafsir Ibnu Katsir terhadap makna ghulûl dipahami beberapa hal 

berikut: 

Pertama, memberikan penetapan bahwa tidak mungkin Nabi 

SAW mengkhianati umatnya atas sesuatu, termasuk harta rampasan 

perang, dan juga dalam penyampaian wahyu. Hal ini karena antara 

nubuwwah dan khianat tidak mungkin bersatu dalam diri nabi. Oleh 

karena itu, sebenarnya yang dikehendaki oleh ayat ini adalah umat 

Nabi. Jika dipastikan bahwa tidaklah mungkin seorang nabi berbuat 

khianat (ghulûl), maka kemungkinan besar yang berbuat seperti itu 

adalah umatnya. Penjelasan ini sekaligus memberikan pernyataan 

secara jelas tentang kesucian Nabi SAW dari segala jenis 

pengkhianatan, sekaligus menetapkan ke-amanah-an beliau dalam 

segala hal termasuk dalam hal membagi harta rampasan perang. 

Kedua, dari penjelasan-penjelasan yang dinukilkan oleh 

Ahmad Syakir dengan hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang pegawai 

pengumpul zakat yang menerima hadiah saat menjalankan tugasnya. 

Tindakan pegawai tersebut dikategorikan oleh Rasulullah SAW 

sebagai bentuk khianat terhadap harta, maka dikategorikannya hadiah 

bagi pegawai sebagai khianat (penggelapan) harta adalah karena 

sebagai pegawai tentu Rasulullah SAW telah mengalokasikan bagian 

atau gaji atas tugas yang diembannya tersebut. Dengan gaji itu 

selayaknya pegawai menjalankan beban tugas yang dipikulnya 

dengan sebaik-baiknya, tanpa harus menerima lagi sesuatu pemberian 

dari orang yang dilayaninya. Pemberian sesuatu kepada pegawai 

kemungkinan besar dapat mempengaruhi obyektifitas dalam 

menjalankan tugas yang diemban. Sehingga dimungkinkan akan 

timbul kecurangan, kongkalikong dengan orang yang dilayani dan 

manipulasi, yang ujungnya merugikan pihak yang memberi tugas, 

dalam hal ini negara dengan Rasulullah SAW sebagai kepala 

negaranya.  

Ketiga, berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa fenomena 

ghulûl (penggelapan) harta secara umum memang telah menjadi 

fenomena sosial masyarakat Madinah saat itu, terutama di kalangan 

kaum Yahudi sebagai anggota masyarakatnya. Secara khusus, 

fenomena ini juga terjadi pada masyarakat muslim di bawah 

kepemimpinan Rasulullah SAW yang tidak sengaja dilakukan oleh 

satu orang sahabat Nabi karena kejahilannya. Sebagai sebuah 

masyarakat yang baru tumbuh dan berkembang di bawah naungan 

wahyu-wahyu Allah SWT dan bimbingan Nabi-Nya.  
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Keempat, larangan bagi pejabat yang bertugas untuk 

mengambil sesuatu tanpa izin dari yang berwewenang yang dikenal 

dengan istilah gratifikasi, walaupun jumlahnya sedikit, maka ini 

termasuk korupsi atau ghulûl.  

Kelima, adapun sanksi yang diterima oleh pelaku ghulûl 

adalah ia akan memikul pada hari kiamat barang yang diambil secara 

tidak sah dan terhalang masuk surga walau mati syahid sekalipun. 

Para pelaku ghulûl harus mengembalikan apa yang tidak menjadi 

haknya kepada yang berwewenang. 

Dalam fikih jinâyah, Ibnu Katsir sebagaimana dalam 

ringkasan Ahmad Syakir mengharamkan ghulûl. Hal ini 

menunjukkan kehati-hatian Ahmad Syakir dalam menentukan hukum 

yang berkaitan dengan hak orang banyak. 

Kemudian penafsiran al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-

Karîm tentang fikih jinâyah dari QS. Ali Imran/3:161 sebagai 

berikut: 

اختصو بو الله، كمن ما كاف لنبِ من الأنبياء أف يخوف بأخذ شيء من الغنيمة غتَ ما 
يخىينٍ منكم بأخذ شيء من الغنيمة، ييعاقىب بأف ييفضح يوـ القيامة، فيأتِ حاملان ما 
أخذه أماـ ات٠لق، ثُ تيعطى كل نفس جزاء ما اكتسبتو تامِّا غتَ منقوص، كىم لا 

ييظلموف بزيادة سيئاتهم، كلا بنقص حسناتهم.
َِّ 

Tidak pantas bagi seorang Nabi berkhianat dengan cara mengambil 

ghanîmah (harta rampasan perang) selain apa yang Allah tetapkan 

baginya. Maka siapa saja di antara kalian yang berkhianat dengan 

cara mengambil sesuatu dari ganimah (secara ilegal), ia akan 

dihukum dan dipermalukan di muka umum kelak pada hari Kiamat. 

Ia akan datang dengan memikul apa yang diambilnya dari harta 

ganimah di depan mata semua makhluk. Kemudian setiap orang 

akan diberi balasan yang setimpal dengan apa yang telah 

diperbuatnya secara penuh, tanpa dikurangi sedikit pun. Mereka 

tidak akan dizalimi dengan cara ditambah keburukannya atau 

dikurangi kebaikannya. 

Tafsir ini mengkaji secara umum hukum larangan mengambil 

harta rampasan perang, yang barangkali jika dikaitkan dengan 

permasalahan kontemporer saat ini rampasan perang langka pada 

sebagian besar dunia Islam. Maka untuk memahami penafsiran yang 

lebih memadai, pembaca tafsir ini harus menambahkan informasi 
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dari penafsiran lainnya atau penjelasan ulama yang memahami 

maksud ayat.  

 

6. Hukum Muslimah Menikah dengan Non Muslim 

Contoh penafsiran ayat yang berkaitan dengan hukum 

munakahât yang diambil QS. Al-Baqarah ayat 221. Fiqih munâkahât 

adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perkwaninan, misalnya 

perkawinan, perceraian, rujuk, hak dan kewajiban suami istri dan lain 

sebagainya.
204

  Penafsiran ayat ini memaparkan hukum keharaman 

muslimah menikahi lelaki musyrik yang terdapat dalam QS. Al-

Baqarah/2:221 berikut: 

ٓٓوَلََّٓ ْ أ َٰجِٓٱحَِهِدُ شۡۡكَِ ٍُ ۡ ٓٓل ۡٔ َ ٓوَل شِۡۡكَثٖ ٌُّ ٓ َِ ٌّ ٓ ٓخَيۡرٞ َِثٌ ٌِ ؤۡ ٌُّ ٓ ثٞ ٌَ َ
ٓوَلَۡ ُۚ ََّ ٌِ ٓيؤُۡ َٰ خَتَّ

أْٓ وَلََّٓحُِهِدُ َٓۗ ًۡ غۡجَتَخۡلُ
َ
شِۡۡكيَِّٓٱأ ٍُ ۡ ٓٓل ۡٔ َ شۡۡكِٖٓوَل ٌُّ َِٓ ٌّ ٓخَيۡرٞٓ ٌَ ٌِ ؤۡ ٌُّ ٓوَىَػَتۡدٞٓ ُْۚ أ ُِ ٌِ ٓيؤُۡ َٰ خَتَّ

غۡجَتَلُٓ
َ
وْلََٰٓهمَِٓيدَۡٓأ

ُ
أ َٓۗ ُٓٱوَٓٓلَّۡارِٓ ٱإلََِٓٓغُٔنًَٓۡ ٔٓآْإلََِٓٓللَّّ َِّثِٱيدَۡغُ ِٓٱوَٓٓلَِۡ غۡفرَِة ٍَ ۡ ٓٓۡۦۖٓبإِذُِِِّۡٓٓل ُ وَيُبَيِّّ

َٰخِِّٓ رُونَٓٓۦءَايَ ٓحَخَذَنَّ ًۡ ُٓ َِّاسِٓىَػَيَّ   ٢٢١ليِ
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih 

baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-

wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang 

mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik 

hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke 

surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran.‖ (al-Baqarah/2:221). 

Ahmad Syakir meringkas tafsir Ibnu Katsir dengan 

menukilkan penjelasan larangan bagi wali perempuan menikahkan 

perempuan yang dalam perwaliannya menikah dengan lelaki musyrik. 

Sebagaimana dalam QS. Al- Mumtahanah ayat 10 secara terang 

disebutkan: ―Mereka mukminat itu tidak halal bagi laki-laki musyrik 

dan mereka laki-laki musyrik juga tidak halal bagi wanita 

mukminat.‖ 
205

 

Dalam penafsiran ayat ini juga dikaitkan hukum muslimah 

menikahi lelaki ahli kitab. Ahmad Syakir menukilkan hadis Nabi 
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hal. 65. 
205

 Ahmad Muhammad Syakir, ‗Umdat at-Tafsîr al-Hâfizh Ibn Katsîr, jilid 1, ..., 
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SAW yang diriwayatkan oleh al-Hasan, oleh Jabir ibn Abdillah, 

Rasulullah bersabda: ―Kita menikahi wanita ahli kitab dan mereka 

tidak boleh menikahi wanita-wanita kita (muslimat).‖ Ahmad syakir 

menyebutkan bahwa riwayat ini sedikit bermasalah pada sanadnya, 

namun ulama sepakat tentang keabsahan pendapat tersebut.
206

 

Kemudian Ahmad Syakir menukilkan pendapat Ibnu ‗Umar yang 

mengatakan: bahwa ia sangat benci lelaki muslim menikahi wanita 

ahli kitab. Ibnu ‗Umar mentakwil bahwa ahli kitab itu sudah termasuk 

musyrik karena menurut Ibnu ‗Umar menganggap Isa sebagai Tuhan 

adalah kesyirikan yang nyata. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam 

al-Bukhariy.
207

 

Dalam fikih munâkahât, Ahmad Syakir dalam ringkasannya 

sepakat dengan jumhur ulama tentang pelarang muslimah menikahi 

laki-laki musyrik dan ahli kitab. 

Adapun penafsiran al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-

Karîm terkait fikih munâkahât diambil dari QS. Al-Baqarah/2:221 

berikut: 

ات١شركات بالله حتى يؤمنٌ بالله كحده، كيدخلن في دين  -أيها ات١ؤمنوف-كلا تتزكجوا 
الإسلاـ، كإفَّ امرأة ت٦لوكة مؤمنة بالله كرسولو ختَ من امرأة حرة تعبد الأكثاف، كلو 

تزكّْجوا ات١سلمات رجالان مشركتُ، كلعبد ت٦لوؾ مؤمن  أعجبتكم تّمات٢ا كمات٢ا، كلا
رجالان -بالله كرسولو ختَ من حرٍّ مشرؾ، كلو أعجبكم، أكلئك ات١تصفوف بالشرؾ 

يدعوف بأقوات٢م كأفعات٢م إلى ما يقود إلى دخوؿ النار، كالله يدعو إلى  -كنساءن 
وب بإذنو كفضلو، كيبتُ الأعماؿ الصاتٟة التي تقود إلى دخوؿ اتٞنة كات١غفرة من الذن

 َِٖآياتو للناس لعلهم يعتبركف تٔا دلت عليو فيعملوف ّٔا.
Wahai orang-orang mukmin- menikah dengan wanita-wanita 

musyrik sebelum mereka beriman kepada Allah semata dan memeluk 

agama Islam. Menikahi wanita budak belia yang beriman kepada 

Allah dan Rasul-Nya lebih baik untuk dinikahi daripada wanita 

merdeka yang menyembah berhala, walaupun kecantikan dan 
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kekayaannya memikat hati. Selanjutnya dalam tafsir ini juga 

dijelaskan larangan menikahkan wanita-wanita muslimah dengan 

laki-laki musyrik karena laki-laki budak belia yang beriman kepada 

Allah dan Rasul-Nya lebih baik (untuk dinikahkan) daripada laki-

laki musyrik, walaupun dirinya memikat hati. 

Alasan pelarangan pernikahan ini selain mengikuti perintah 

Allah dan Rasulnya adalah demi kemaslahatan agama. Karena orang-

orang musyrik itu -baik laki-laki maupun wanita- akan mengajak 

kepada sesuatu yang menyebabkan masuk neraka dengan ucapan dan 
perbuatan mereka. Sedangkan Allah mengajak kepada amal-amal 

saleh yang menyebabkan masuk surga dan mendapatkan ampunan 

atas dosa-dosa dengan izin dan kemurahan-Nya. Allah menjelaskan 

ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran 

melalui petunjuk-petunjuk-Nya kemudian mengamalkannya. 

Dalam tafsir ini hanya dijelaskan larangan secara mutlak 

tentang haramnya bagi wali menikahkan wanita-wanita di dalam 

perwaliannya dengan orang-orang musyrik dan tidak menyinggung 

pernikahan dengan ahli kitab. Atau ahli kitab sudah masuk dalam 

kategori orang-orang musyrik yang disebutkan dalam tafsir karena 

mengakui Isa sebagai Tuhan Berbeda dengan tafsir ‗Umdat at-Tafsîr 

‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr yang menjelaskan hukum menikahkan 

wanita muslimah dengan ahli kitab. Dengan tidak jelaskannya secara 

rinci hukum tersebut mungkin akan menimbulkan spekulasi dari 

orang awam tentang pembolehan menikahkan wanita muslimah 

dengan lelaki ahlu kitab.  

Berdasarkan pengamatan terhadap konten kedua tafsir 

mukhtasar ini dari sisi ayat-ayat hukum, disimpulkan bahwa 

kandungan tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr senada 

dengan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm dalam 

penafsiran ayat yang berkaitan dengan fikih ibadah, fikih mu‘amalah, 

fikih munâkahât, dan fikih jinâyât. Tinjauan fikih ibadah kedua tafsir 

ini mewajibkan qadha puasa bagi yang meninggalkan puasa pada 

bulan Ramadhan karena uzur. Namun bedanya al-Mukhtashar fî 

Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm tidak menyampaikan perbedaan pendapat 

ulama terkait tata cara qadha puasa tersebut, menyertakan penjelasan 

dari Al-Qur`an, sunnah dan pendapat shahabat dan lain sebagainya 

sehingga pembahasan dalam ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr lebih luas.  

Al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm dalam mengkaji 

ayat yang berkaitan dengan fikih mu‘amalah hanya menjelaskan 

kandungan penafsiran ayat secara global tanpa mengkaji hukum-

hukum terkait dengan ayat tersebut. Berbeda halnya dengan tafsir 
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‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, meskipun tafsir ringkas 

tetapi pembahasannya menjelaskan kondisi hukum-hukum yang 

terkait dengan ayat seperti hukum monopoli dagang atau ihtikâr yang 

disampaikan dengan ringkas dan padat. 

Adapun sisi fikih munâkahât, al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`an al-Karîm dan ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr 

menjelaskan larangan secara mutlak tentang haramnya bagi wali 

menikahkan wanita-wanita di dalam perwaliannya dengan orang-

orang musyrik. Namun bedanya dalam al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`an al-Karîm tidak dijelaskan hukum wanita muslimah 

dinikahkan dengan ahli kitab. Berbeda dengan tafsir ‗Umdat at-

Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr yang menjelaskan hukum 

menikahkan wanita muslimah dengan ahli kitab. Tanpa menjelaskan 

hukum secara detail akan menimbulkan spekulasi dari orang awam 

tentang pembolehan menikahkan wanita muslimah dengan lelaki 

ahlu kitab.  

Penafsiran ayat yang berkaitan dengan fikih jinâyât, 

kandungan tafsir ini mengkaji hukum larangan mengambil harta 

rampasan perang, yang barangkali jika dikaitkan dengan 

permasalahan kontemporer saat ini rampasan perang langka pada 

sebagian besar dunia Islam. Akan tetapi tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an 

al-Hâfizh Ibn Katsîr dengan penjelasan yang memadai mengenai 

hukum-hukum terkait ayat ini bisa diisthinbatkan kepada hukum 

korupsi sehingga penjelasan seperti ini sangat bermanfaat bagi para 

pembaca untuk mendapatkan informasi terkait problematika 

kontemporer. 

7. Tarhîb Terhadap Orang Kafir di Akhirat 

Contoh dari penafsiran ayat tarhîb yang diambil QS. Al-

Baqarah/2:210 yang berbicara tentang balasan terhadap orang-orang 

kafir. Sebagaimana Allah berfirman: 

وۡٓ َْٓٓ ًُ ُٓ تيَِ
ۡ
ٓيأَ ن

َ
ٓأ ٓ ٓإلََِّّ ُٓٱيَِظُرُونَ ٓٓللَّّ ََ ِ ٌّ ٓ ٓظُيوَٖ امِٓٱفِِ ٍَ لََٰٓههَِثُٓٱوَٓٓىۡغَ ٍَ ۡ ٓٓل ُۚٓٱوَكضَُِِ مۡرُ

َ
وَإِلََٓٓلۡۡ

ِٓٱ مُٔرُٓٱحرُجَۡعُٓٓللَّّ
ُ
  ٢١٠ٓلۡۡ

Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan 

malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan awan, dan 

diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan 

segala urusan. (al-Baqarah/2: 210) 

Ahmad Syakir menukilkan dari tafsir induk penjelasan ayat 

ini adalah ancaman Allah terhadap kaum kafir yang berani 

menentang Nabi SAW. Allah berfirman: ‖ Tiada yang mereka nanti-

nantikan kecuali Allah mendatangi mereka dalam naungan awan dan 
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malaikat,‖ yakni pada hari kiamat sebagai penetapan keputusan 

antara orang-orang terdahulu dan kemudian, lalu setiap pelaku 

dibalas selaras dengan perilakunya. Jika perilakunya baik maka akan 

dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk maka dibalas dengan 

keburukan. Oleh karena itu Allah SWT berfirman lalu diputuskan 

persoalan itu, dan kepada Allah segala persoalan itu dikembalikan‖, 

sebagaimana Allah berfirman: ―Jangan (berbuat demikian). Apabila 

bumi diguncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu, 

sedangkan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan 

neraka jahanam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak 

berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, ―Alangkah 

baiknya jika aku dahulu mengerjakan (amal shaleh) untuk hidupku 

ini.‖ (QS. Al-Fajr/89:21 -24). Berkaitan dengan kejadian itu, Ibnu 

Jarir menuturkan sebuah hadis yang akan dikemukakan intinya. Hadis 

itu diterima dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Hadis ini 

terkenal dan dideretkan bukan hanya oleh seorang dari berbagai 

sanad.
209

 

Ahmad Syakir menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa hadis 

yang dimaksud tidak dinukilkan oleh Ahmad Syakir dalam ‗Umdat 

at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr karena kedudukannya dha‘îf 

jiddan. Ahmad menjelasakan hadis yang dimaksud berkaitan dengan 

sifat Allah, maka dalam kondisi ini kami meyakini sifat Allah tanpa 

menyerupakannya dengan makluk dan tidak metakwilnya.  

Hadis yang dihapus seperti berikut, ―Sesunguhnya tatkala 

manusia hendak menuju tempatnya di beberapa lapangan, maka 

mereka akan meminta syafaat kepada Tuhan mereka melalui para 

Nabi, satu demi satu, mulai dari Adam kemudian kepada Nabi yang 

sesudahnya. Semuanya menyatakan tidak mampu untuk member 

manfaat. Akhirnya sampailah mereka kepada Nabi Muhammad 

SAW. Ketika mereka menemuinya, beliau bersabda, ―Aku akan 

memintakan syafaat …aku akan memintakannya. ‟Kemudian beliau 

pergi dan bersujud kepada Allah dibawah Arsy. Beliau memberikan 

syafaat, pada sisi Allah untuk tampi menyelesaikan permasalahan 

diantara para hamba. Dia menjadikan Nabi dapat memberi syafaat, 

dan Dia datang dalam naungan awan dan malaikat. Kedatangan-Nya 

itu terjadi setelah terbelahnya langit dunia dan turunnya para malaikat 

yang ada disana. Kemudian terbelah pula langit kedua, ketiga hingga 

langit ketujuh. Kemudian turun pula para malaikat yang memikul 

Arsy dan malaikat karabiyun. Nabi bersabda,‟ maka turunlah yang 
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maha perkas Azza wa jalla dalam naungan dan malaikat yang 

bergemuruh oleh suara tasbih mereka yang mengatakan : ―Maha suci 

pemilik kekuasaan dan seluruh kerajaan, maha suci pemilik 

kegagahan dan keperkasaan, Maha suci Dzat yang hidup dan tdak 

akan mati, mahasuci zat yang mematikan seluruh makhluk sedang 

Dia tidak akan mati, Mahasuci, Maha qudus Tuhan para malaikat dan 

Jibril, Mahasuci dan Maha qudus kesucian Tuhan kami yang Maha 

tinggi, Mahasuci pemiik kekuasaan dan kebesaran, dan 

Mahasuci…Mahasuci…untuk selama-lamanya…selamanya‖.
210

 

Tafsir ini menggambarkan kondisi pada akhirat kelak sebagai 

pelajaran bagi manusia umumnya dan orang-orang yang beriman 

untuk berhati-hati dalam bertindak di dunia dengan meninggalkan 

dosa-dosa yang akan menjerumuskan mereka pada jahannam kelak. 

Karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan akan 

dibalas dengan keburukan yaitu neraka. Tafsir ini juga 

menggambarkan bagaimana Allah datang pada hari kiamat dengan 

para malaikat yang berbaris untuk memutuskan keputusan yang 

paling adil terhadap semua makhluk, dan semuanya dikembalikan 

kepada Allah. 

Dalam menafsirkan ayat-ayat tadabbur, al-Mukhtashar fî 

Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm, tafsir ini juga lebih ringkas dari tafsir 

‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr. Penafsiran dari ayat ini 

sebagai berikut: 

الله  ما ينتظر ىؤلاء ات١تبعوف مسالك الشيطاف ات١ائلوف عن طريق اتٟق إلا أف يأتيهم
يوـ القيامة إتياننا يليق تّلالو سبحانو، في ظيلىل من السحاب للقضاء بينهم، كتأتيهم 
ات١لائكة ت٤يطة ّٔم من كل جانب، كعندئذ ييقضى أمر الله فيهم، كييفرغي منو، كإلى الله 

 ُُِسبحانو كحده ترجع أمور ات٠لائق كشؤكنهم.
Orang-orang yang mengikuti jejak setan yang menyimpang dari 

jalan kebenaran hanya menunggu kedatangan Allah kepada mereka 

kelak pada hari kiamat dengan cara yang sesuai dengan keagungan-

Nya, di bawah naungan awan, untuk memberikan keputusan hukum 

kepada mereka. Sementara para Malaikat datang dan mengelilingi 

mereka dari segala penjuru. Ketika itulah perintah Allah kepada 

mereka diputuskan dan diselesaikan. Dan hanya kepada Allah SWT 

seluruh urusan makhluk ini dikembalikan. 
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 Tafsir ini hanya menjelaskan secara sederhana ancaman 

terhadap orang-orang kafir dan para pendosa yang tetap dalam 

dosanya dan tidak bertaubat kepada Allah, Allah sampaikan 

pertanyaan teguran kepada mereka, Apakah mereka menunggu hari 

kiamat datang? Bagaimana kondisi pada hari kiamat kelak, Allah 

datang dengan para malaikat datang dari segala penjuru untuk 

mengadili dan menghisab perbuatan mereka selama di dunia. 

Ancaman ini disampaikan dengan bahasa sederhana sehingga sangat 

mudah untuk dipahami oleh orang-orang awam sehingga dapat 

menjadi tadabbur bagi mereka. 

 Jika dibandingkan dengan ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr,   al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm ini lebih 

ringkas dan menyampaikan kandungan langsung kepada inti 

permasalahan yang menggambarkan kondisi orang-orang kafir di 

akhirat kelak tanpa mendatangkan penguat dari dalil-dalil pendukung 

penafsiran. Sedangkan ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr,  

menjelaskan kondisi orang-orang kafir di akhirat kelak dengan 

mendatangkan dukungan dari hadis-hadis Nabi SAW. Dalam hal ini 

tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr lebih memadai 

dalam memberikan penjelasan kepada para pembaca. 

 

8. Targhîb Terhadap Orang-Orang yang Bertakwa di Akhirat 

Contoh penafsiran ayat targhîb diambil dari QS. An-

Naba/78:30–36. Firman Allah SWT:  

 ٓ ٓإلََِّّ ًۡ َُّٓزيِدَكُ ٓفيَََ ْ أ ٓفذَُوكُ ٓٓإنَِّٓ ٪٢غَذَاةاً فَازًا ٌَ ٓ خَّلِيَّ ٍُ ٓ  ٢٫ليِۡ ا غۡنََٰتا
َ
ٓوَأ   ٢٬خَدَانٓقَِ

ٓ حرَۡاةاا
َ
ٓأ َٔاغِبَ ا ٢٭وَكَ شا

ۡ
ٓٓوَكَأ ا اقا َْ ٓ  ٢ٮدِ َٰةاا ٓنذَِّ ٓوَلََّ ا أ ٓىَغۡ ا َٓ ٓفيِ ػُٔنَ ٍَ ٓيصَۡ َِٓٓجَزَاءٓآ ٢ٯلََّّ ٌّ

آ بّمَِٓخَطَاءًٓٓخِصَابا   ٢ٰرَّ

Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah 

kepada kamu selain daripada azab 31. Sesungguhnya orang-orang 

yang bertakwa mendapat kemenangan 32. (yaitu) kebun-kebun dan 

buah anggur 33. dan gadis-gadis remaja yang sebaya 34. dan gelas-

gelas yang penuh (berisi minuman) 35. Di dalamnya mereka tidak 

mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan dusta 

36. Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup 

banyak. (an-Naba`/78:30-36). 

Allah SWT menggambarkan tentang orang-orang yang akan 

mendapatkan kebahagiaan beserta kemuliaan dan kenikmatan abadi 

yang telah disediakan Allah bagi mereka. Allah SWT berfirman,  
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―Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapatkan 

kemenangan. ―Ibnu ‗Abbas mengatakan mafâza artinya berjalan-

jalan, karena selanjutnya Allah SWT. berfirman,‖ Kebun-kebun dan 

buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya,‖ yaitu bidadari 

yang montok dadanya. Mereka adalah gadis yang sebaya dan sangat 

mencintai pasanganya. Allah SWT. berfirman, ―Dan gelas-gelas yang 

penuh,‖ berisi terus menerus, tak pernah kosong. ‖Di dalamnya 

mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula dusta,‖ 

sebagaiman firman-Nya,‖ Didalam surga itu mereka saling 

memperebutkan piala yang isinya tidak (kata-kata) yang tidak 

berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.‖(ath-Thur/52:23) yaitu, di 

dalam surga itu tidak terdapat kata-kata yang tidak berfaedah dan 

tidak pula dosa dan dusta, bahkan surga merupakan tempat tinggal 

yang dipenuhi dengan kesejahteran dan semua yang terdapat 

didalamnya selamat dari berbagai macam kekurangan. Allah SWT. 

berfirman,‖ Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang 

cukup‖. Yaitu semua yang disebutkan ini merupakan balasan Allah 

terhadap mereka, dan Allah memberikannya kepada mereka sebagai 

karunia, nikmat, kebaikan dan rahmt-Nya. ―Dan pemberian yang 

cukup‖. Hisaban dalam ayat ini arinya „cukup‟. Arti ini terdapat 

dalam ungkapan hasbiyallah, artinya „cukup Allah bagi diriku, tidak 

perlu yang lain.‖
212

 

 Ayat ini memberikan motivasi kepada orang-orang yang 

bertakwa di dunia atas kepatuhan mereka dalam menjalankan 

perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan janji akan 

mendapatkan balasan keberuntungan di akhirat kelak dengan surga 

yang dipenuhi berbagai kenikmatan yang tiada banding di dunia. 

Kemudian penafsiran al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-

Karîm  terhadap QS. An-Naba`/78:31 -36 sebagai berikut: 

إف للمتقتُ رّٔم بامتثاؿ أكامره كاجتناب نواىيو، مكافى فوزو يفوزكف فيو تٔطلؤّم  
 ُِّكىو اتٞنة.

 Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan 

perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah orang-orang yang 

beruntung dengan mendapatkan surga Allah. 

Ayat ini memotivasi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb 

mereka dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala 
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larangan-Nya, degan janji akan mendapatkan posisi kemenangan di 

mana mereka mendapatkan apa yang mereka cari, yaitu surga yang 

penuh kebun-kebun dan buah-buahan anggur, perawan-perawan 

yang berumur sebaya, gelas-gelas berisi khamar. Di dalam surga 

mereka tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang batil serta tidak ada 

dusta di antara mereka. Itu semua termasuk anugerah yang diberikan 

Allah kepada mereka sebagai pemberian dan karunia yang cukup dari 

Allah. 

Berkaitan dengan penafsiran ayat tadabbur, jika 

dikomparasikan antara tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm, maka secara 

redaksi memiliki kesamaan kandungan penafsiran, namun dalam al-

Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm tidak disertakan ayat-ayat 

pendukung dari penafsiran tersebut. Seperti ungkapan malaikat 

datang mengelilingi para pengikut setan tersebut dari segala penjuru, 

tidak dijelaskan dalil pendukungnya. Sedikit perbedaan penafsiran 

antara kedua tafsir ini adalah dalam tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-

Hâfizh Ibn Katsîr disebutkan bahwa Allah datang bersama para 

malaikat tanpa menjelaskan bagaimana caranya, sementara dalam 

tafsir ini ditegaskan bahwa Allah datang dengan cara Allah sesuai 

dengan keagungannya dan malaikat datang dengan cara mengelilingi 

para pengikut syetan dari segala segala penjuru. 

 

9. Sikap Muslim dalam Menghadapi Wabah dalam Kaca Mata 

Tafsir 

Problematika hukum Islam berhadapan dengan realitas 

permasalahan kontemporer meniscayakan adanya proses metode 

ijtihâd (fikih) dalam memahami hukum yang bersumber dari Al-

Qur`an dan hadis. Oleh karena itu, Allah menurunkan hukum kepada 

manusia untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus 

menegakkan keadilan. Di samping itu juga, hukum diturunkan untuk 

kepentingan umat manusia, tanpa adanya hukum maka manusia akan 

bertindak sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan kebebasan orang 

lain. Hukum Islam sebagai syariat hukum Allah bagi manusia 

tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan 

kemaslahatan umat itu sendiri. Perwujudan perintah Tuhan dapat 

dilihat lewat Al-Qur`an dan penjabarannya dapat tergambar dari hadis 

Nabi Muhammad SAW, manusia luar biasa yang mempunyai hak 

khusus untuk menerangkan kembali maksud Allah dalam Al-Qur`an. 

Al-Qur`an sebagai pedoman dalam kehidupan manusia 

umumnya dan umat Islam khususnya tentunya dapat berperan dan 

berfungsi dengan baik dalam menyelesaikan problematika umat 
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apalagi di zaman modern ini. Allah sebagai Pencipta manusia Maha 

Mengetahui permasalahan hidup manusia dan menjadikan Al-Qur`an 

serta Nabinya sebagai petunjuk dalam hidup. Hal ini sudah pasti 

diyakini bahwa Al-Qur`an itu menyentuh realitas kehidupan 

memberikan solusi terhadap setiap problematika baik itu secara 

langsung maupun tidak langsung. Karena hukum Islam relevan 

sepanjang waktu sesuai dengan perkembangan problematika umat. 

Islam adalah ajaran yang sumbernya dari Allah, shâlih likulli zamân 

wa makân. 

Sebagai contoh penafsiran yang berkaitan dengan 

problematika kontemporer adalah cara menyikapi permasalahan 

wabah corona dalam kaca mata tafsir. Permasalahan wabah ternyata 

pernah disinggung oleh QS. Al-Baqarah/2: 243. Sebagaimana Firman 

Allah SWT: 

ٓحرََٓإلََِٓ ًۡ َ ل
َ
ََٓٱ۞أ ِي لُٔفٌٓخَذَرَٓٓلََّّ

ُ
ٓأ ًۡ ُْ ٓوَ ًۡ َٰرِِْ ٌَِٓدِيَ ْٓ أ ٔۡتِٓٱخَرجَُ ٍَ ۡ ٓٓل ًُ ُٓ َ ُٓٱفَلَالَٓل مُٔحُٔآْٓللَّّ

ٓ ُۚٓإنَِّ ًۡ ُٓ خۡيََٰ
َ
ٓأ ًَّ َٓٱثُ ٓٓللَّّ وٓفغَۡوٍٓعََلَ ٓٓلَّۡاسِٓٱلََُّ كۡثَََ

َ
ٓأ ََّ   ٢٤٣لََّٓيشَۡهُرُونَٓٓلَّۡاسِٓٱوَلََٰلِ

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang ke luar dari 

kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) 

karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah 

kamu", kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah 

mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia 

tidak bersyukur. (al-Baqarah/2:243). 

Ahmad Syakir dalam meringkas penjelasan Ibnu Katsir 

menukilkan pendapat Ibnu ‗Abbas. Menurut Ibnu ‗Abbas jumlah 

mereka yang dimaksudkan oleh ayat sekitar empat ribu orang, mereka 

keluar meninggalkan kampung halaman mereka untuk menghindari 

penyakit thâ'ûn yang sedang melanda negeri tersebut. Mereka 

berkata, "Kita akan mendatangi suatu tempat yang tiada kematian 

padanya." Ketika mereka sampai di tempat yang dituju, seketika 

Allah berfirman kepada mereka; Matilah kalian! Dan mereka pun 

semuanya mati. Kemudian lewatlah seorang Nabi, lalu Nabi itu 

berdoa kepada Allah agar mereka dihidupkan kembali, maka Allah 

mengabulkan doanya dan mereka pun hidup kembali.  

Kisah ini dinyatakan di dalam firman-Nya; "Apakah kamu 

tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman 

mereka, sedangkan mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut 

mati, hingga akhir ayat. "Maka mereka bangkit hidup kembali seraya 

berpandangan, Allah telah menghidupkan mereka dari tidurnya yang 

cukup panjang itu, sedangkan mereka mengucapkan kalimat berikut; 

Mahasuci Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau. Dihidupkan-Nya 
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kembali mereka merupakan pelajaran dan bukti yang akurat yang 

menunjukkan bahwa kelak di hari kiamat jasad akan dibangkitkan 

hidup kembali. Karena itulah Allah SWT. berfirman; Sesungguhnya 

Allah mempunyai karunia terhadap manusia. Yakni melalui ayat-ayat 

(tanda-tanda) yang jelas yang diperlihatkan kepada mereka, hujah-

hujah yang kuat, dan dalil-dalil yang akurat. Akan tetapi, kebanyakan 

manusia tidak bersyukur. Yaitu mereka tidak menunaikan syukurnya 

atas limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka 

baik dalam urusan agama maupun urusan dunia.  

Berkenaan hal ini Ahmad Syakir dalam mukhtasarnya 

menukilkan dari tafsir induk, hadis shahîh yang diriwayatkan oleh 

Imam Ahmad dari Abdullah ibn ‗Abbas, bahwa Khalifah ‗Umar ibn 

Khattab berangkat menuju negeri Syam. Ketika ia sampai di Sarg 

(nama daerah), para pemimpin pasukan yang terdiri dari Abu 

Ubaidah ibn al-Jarrah dan teman-temannya datang menjumpainya. 

Lalu mereka memberitahukan kepadanya bahwa wabah penyakit 

yang mematikan sedang melanda negeri Syam. Mendengar demikian, 

khalifah ‗Umar menuturkan hadis mengenai hal ini. Abdur Rahman 

ibn ‗Auf yang tadinya tidak ada di tempat karena mempunyai suatu 

keperluan datang, seraya berkata memberikan kesaksiannya, bahwa 

sesungguhnya ia mempunyai suatu pengetahuan tentang masalah ini. 

Ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: ―Apabila wabah 

berada di suatu tempat, sedangkan kalian berada di dalamnya, maka 

janganlah kalian keluar untuk menghindarinya. Apabila kalian 

mendengar suatu wabah sedang melanda suatu daerah, maka 

janganlah kalian mendatanginya. Akhirnya Khalifah ‗Umar 

mengucapkan hamdalah (memuji kepada Allah atas kesaksian 

tersebut), lalu ia kembali. Imam Bukhariy dan Imam Muslim 

mengetengahkannya di dalam kitab shahîh masing-masing melalui 

riwayat az-Zuhriy dengan lafaz yang sama, sebagiannya melalui jalur 

yang lain.
214

 

Berdasarkan penafsiran dari ayat di atas, maka pemahaman 

yang dapat kita ambil dari tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr ini terkait masalah wabah corona saat ini adalah menerapkan 

isolasi dan lockdown untuk menghindari penyebaran virus tersebut 

kepada orang lain. Analisa ini sesuai dengan cara yang dianjurkan 

oleh tim medis dalam mengahadapi COVID-19 lampau.  

Dalam artikel yang ditulis oleh dokter Fajar Alfa Saputra, cara 

terbaik yang dapat dilakukan oleh semua orang termasuk umat 

muslim adalah mencegah paparan dari COVID-19 yang dapat 
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menyebar antar manusia ke manusia adalah isolasi. Menurut 

penelitian penularan COVID-19 dapat terjadi terutama bila kontak 

dekat dengan penderita kurang lebih 6 kaki atau sekitar 1.82m. 

COVID-19 dapat menyebar melalui droplet atau dahak atau cairan 

yang berasal dari saluran pernapasan ketika penderita batuk, bersin 

ataupun berbicara.  Droplet ini kemudian menempel pada hidung atau 

mulut orang yang ada disekitarnya dan kemudian terhirup hingga ke 

paru-paru. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan COVID-19 

dapat menyebar dari orang yang tidak menunjukkan gejala apapun. 

Oleh karena itu COVID-19 dapat dengan mudah menyebar dalam 

komunitas, disadari atau tidak kita dapat terinfeksi atau membawa 

virus tersebut ke tempat lain. Maka untuk menghindari penularan 

dianjurkan untuk WFH atau Work From Home, belajar dari rumah, 

ataupun ibadah dari rumah sebagai upaya pencegahan penularan 

COVID-19.
215

 

Adapun jika dikomparasi dengan penafsiran al-Mukhtashar fi 

Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm dalam menafsirkan QS. Al-

Baqarah/2:243 yang dikaitkan dengan pandemi karena wabah yang 

mematikan sebagai berikut: 

خبر الذين خرجوا من بيوتهم كىم خلق كثتَ خوفنا  -أيها النبِ  -ألم يبلغ علمك 
تَه، كىم طائفة من بتٍ إسرائيل، فقاؿ ت٢م الله: موتوا ؛ من ات١وت بسبب الوباء أك غ

فماتوا، ثُ أعادىم أحياء، ليبتُ ت٢م أف الأمر كلو بيده سبحانو، كأنهم لا يملكوف 
لأنفسهم نفعنا كلا ضرِّا، إف الله لذك عطاء كفضل على الناس، كلكن أكثر الناس لا 

 ُِٔ يشكركف الله على نعمو.
Tidakkah kamu memperhatikan wahai Nabi (Muhammad), orang-

orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya 

ribuan karena takut mati karena wabah atau sebab lainnya? Dan 

mereka adalah golongan Bani Israil. Lalu Allah berfirman kepada 

mereka, "Matilah kamu!" Dan mereka pun meninggal dunia. 

Kemudian Allah menghidupkan mereka untuk memberi pelajaran 

kepada mereka bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaan 
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Allah, sementara mereka tidak mempunyai manfaat ataupun 

kemudharatan. Allah SWT yang mempunyai kuasa memberikan 

keutamaan kepada manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak 

bersyukur. 

Melalui penafsiran ayat ini dipahami kisah Bani Israil yang 

lari dari wabah lari dari kematian, namun Allah mewafatkan mereka 

dalam pelarian menjauhi kematian. Jika dikaitkan dengan wabah 

pandemi saat ini, penafsiran ini lebih memotivasi masyarakat untuk 

bersabar dan tidak panik dalam menghadapi wabah, ketika 

disebutkan bahwa kemudharan dan manfaat itu adalah kuasa Allah 

SWT, sebagaimanapun manusia berupaya untuk terhindar dari 

kematian yang disebabkan oleh wabah, jika sudah menjadi keputusan 

Allah untuk mati, maka akan mati juga. Sebaliknya jika Allah tidak 

mentakdirkan untuk mati, maka tidak akan mati.  

Penafsiran ini, mengisyaratkan agar mengambil hikmah 

dibalik wabah dan mengisyaratkan bahwa solusi dalam pandemi ini 

dengan memperbanyak pendekatan diri kepada Allah SWT. 

 

10. Hukum Operasi Kecantikan dalam Kaca Mata Tafsir 

Contoh kedua yang dianalisa peneliti adalah masalah 

kontemporer yang berkaitan dengan hukum operasi anggota tubuh 

dengan tujuan kecantikan atau yang dikenal dengan istilah jarâhah 

at-tajmîl at-tahsîniyyah. Ayat yang berkaitan dengan tema ini 

menurut Salih al-Munajjid adalah lafaz dari firman Allah: ―kami akan 

suruh mereka merubah ciptaan Allah‖ terdapat dalam QS. An-

Nisa`/4:119 berikut
217

: 

َٰميرىنػَّهيمٍ فػىلىيػيغىيػّْ  َٰميرىنػَّهيمٍ فػىلىييبىتّْكينَّ اَٰذىافى الٍاىنػٍعىاًـ كىلاى نػّْيػىنػَّهيمٍ كىلاى يمى يضًلَّنػَّهيمٍ كىلاى  ۖ  ريفَّ خىلٍقى اللٌَٰوً كَّلاى
 الشَّيٍطَٰنى كىليًِّا مّْنٍ ديكٍفً اللٌَٰوً فػىقىدٍ خىسًرى خيسٍرىاننا مُّبًيػٍننا كىمىنٍ يػَّتَّخًذً 

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 

membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh 

mereka (memotong telinga-telinga ibnatang ternak), lalu mereka 

benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah 

ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa 

yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka 

sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (an-Nisa/4:119). 

Tafsir ‗Umdah at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr 

mengkorelasikan dengan wanita yang membuat tato, wanita yang 

                                                 
217

 Muhammad Shalih al-Munajjid, ―Hukum Melakukan Operasi Kecantikan‖, 

dalam Hukum Melakukan Operasi Kecantikan (Operasi Plastik Dan Sejenisnya) - Soal 

Jawab Tentang Islam (islamqa.info). Diakses 26 Desember 2021. 

https://islamqa.info/id/answers/1006/hukum-melakukan-operasi-kecantikan-operasi-plastik-dan-sejenisnya
https://islamqa.info/id/answers/1006/hukum-melakukan-operasi-kecantikan-operasi-plastik-dan-sejenisnya


308 

 

 
  

minta dibuatkan tato anggota pada tubuh, wanita yang mencukur 

bulu di wajahnya dan wanita yang minta dicukurkan, wanita yang 

merenggangkan giginya agar terlihat lebih cantik dengan merubah 

ciptaan Allah. Ahmad Syakir menukilkan dari kitab induk hadis 

shahîh yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas‘ud, Rasulullah SAW 

bersabda:  

كىالٍميتػىفىلّْجىاتً للًٍحيسٍنً لىعىنى اللَّوي الٍوىاشًِىاتً كىالٍميسٍتػىوٍشًِىاتً كىالنَّامًصىاتً كىالٍميتػىنىمّْصىاتً 
؛ كىكىانىتٍ  : فػىبػىلىغى ذىلًكى امٍرىأىةن مًنٍ بىتًٍ أىسىدو يػيقىاؿي ت٢ىىا أيّـُ يػىعٍقيوبى الٍميغىيػّْرىاتً خىلٍقى اللَّوً؛ قىاؿى
 تػىقٍرىأي الٍقيرٍآفى؛ فىأىتػىتٍوي فػىقىالىتٍ: مىا حىدًيثه بػىلىغىتًٍ عىنٍكى أىنَّكى لىعىنٍتى الٍوىاشًِىاتً 
كىالٍميسٍتػىوٍشًِىاتً كىالٍميتػىنىمّْصىاتً كىالٍميتػىفىلّْجىاتً للًٍحيسٍنً الٍميغىيػّْرىاتً خىلٍقى اللَّوً؛ فػىقىاؿى عىبٍدي 
اللَّوً: كىمىا يً لاى أىلٍعىني مىنٍ لىعىنى رىسيوؿي اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى كىىيوى في كًتىابً اللَّوً؛ 

: لىئًنٍ كينٍتً فػىقىالىتٍ الٍ  دٍتيوي؛ فػىقىاؿى رٍأىةي لىقىدٍ قػىرىأٍتي مىا بػىتٍُى لىوٍحىيٍ الٍميصٍحىفً فىمىا كىجى مى
دٍتيًوً، قىاؿى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ  كىمىا آتىاكيمٍ الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيمٍ عىنٍوي  ﴿ :قػىرىأتٍيًوً لىقىدٍ كىجى

رٍأىةي  فىانػٍتػىهيوا : اذٍىىبِ ﴾، فػىقىالىتٍ الٍمى ا عىلىى امٍرىأىتًكى الٍآفى؛ قىاؿى يٍئنا مًنٍ ىىذى : فىإًنيّْ أىرىل شى
يٍئنا فىجىاءىتٍ إًلىيٍوً فػىقىالىتٍ: مىا  : فىدىخىلىتٍ عىلىى امٍرىأىةً عىبٍدً اللَّوً فػىلىمٍ تػىرى شى فىانٍظيرمً قىاؿى

: أىمىا لىوٍ كىافى ذىلًكى لمىٍ ت٧يىامًعٍ  يٍئنا فػىقىاؿى  .هىارىأىيٍتي شى
 ―Allah melaknat perempuan yang menato dan yang meminta ditato, 

yang menghilangkan bulu di wajahnya dan yang meminta 

dihilangkan bulu di wajahnya, yang merenggangkan giginya supaya 

terlihat cantik, dan mereka dalam kondisi demikian telah mengubah 

ciptaan Allah.‖ Hal ini pun sampai pada telinga seorang wanita dari 

Bani Asad yang dipanggil Ummu Ya‘qub, ia biasa membaca Al 

Qur`an. Ia pun mendatangi Ibnu Mas‘ud lantas berkata, ―Ada hadits 

yang telah sampai padaku darimu bahwasanya engkau melaknat 

perempuan yang menato dan yang meminta ditato, yang meminta 

dihilangkan bulu di wajahnya, yang merenggangkan giginya supaya 

terlihat cantik, yang mana mereka dengan kondisi itu sudah 

mengubah ciptaan Allah, benarkah? Ibnu Mas‘ud menjawab, 

―Kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasululah 

SAW dan itu sudah ada dalam Al-Qur`an? Wanita tersebut kembali 

berkata, ―Aku telah membaca Al-Qur`an namun aku tidak mendapati 

tentang hal itu.‖ Ibnu Mas‘ud menjawab, ―Coba engkau baca 

kembali pasti engkau menemukannya. Allah SWT berfirman, ―Apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang 
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dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.‖ (al-Haysr/59:7). (HR. 

Bukhari no. 5943 dan Muslim no. 2125). 
218

 

Makna kedua yang dinukilkan dalam ‗Umdat at-Tafsîr adalah 

merubah agama Allah. Makna ini adalah tafsiran dari Ibnu ‗Abbas r.a 

Makna ini sejalan dengan firman Allah QS. Ar-Rum/30:30, Allah 

SWT berfirman: 

نًيػٍفنا يٍنً حى وً الَّتًيٍ فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍهىا فًطٍرىتى  ۖ  فىاىقًمٍ كىجٍهىكى للًدّْ
لاى تػىبٍدًيٍلى ت٠ًىلٍقً  ۖ  اللٌَٰ

يٍني الٍقىيّْمي ۖ  اللٌَٰوً   ۖ  كىلَٰكًنَّ اىكٍثػىرى النَّاسً لاى يػىعٍلىميوٍفى  ۖ  ذَٰلًكى الدّْ
Maka   hadapkanlah   wajahmu   dengan   lurus   kepada   agama 

(Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (ar-

Rum/30:30). 

Ahmad Syakir menukilkan penafsiran ulama yang 

menjadikan mashdar sebagai kata perintah memaknainya "janganlah 

kalian mengganti fitrah Allah, dan serulah manusia untuk kembali 

kepada fitrah mereka". Seperti yang disebutkan di dalam sebuah 

hadis dalam kitab Shahîhain dari Abu Hurairah r.a yang 

menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: ―Setiap anak 

dilahirkan atas fitrah. maka hanya kedua orang tuanyalah yang 

menjadikannya seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, atau seorang 

Majusi. Sebagaimana ibnatang ternak melahirkan ibnatang ternak 

yang utuh, maka apakah kalian menjumpai padanya anggota 

tubuhnya yang tidak lengkap?‖
219

 

Selanjutnya Ahmad Syakir menukilkan sebuah potongan 

hadis qudsi yang terdapat dalam kitab Shahîh Muslim dari riwayat 

‗Iyad ibn Hammad yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: 

قىاؿى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ: إًنيّْ خلقتي عًبىادًم حينػىفىاء، فىجىاءىتػٍهيمي الشَّيىاطًتُي فٍاجٍتىالىتػٍهيم عىنٍ 
 ت٢ىيمٍ   دًينًهًمٍ، كحىرٌمت عىلىيٍهًمٍ مىا أىحٍلىلٍتي 

Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-

hamba-Ku dalam keadaan hanif (lurus), lalu datanglah setan-setan 

dan menyesatkan mereka dari agamanya, serta mengharamkan atas 
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mereka hal-hal yang telah Kuhalalkan bagi mereka."(HR. Al-

Bukhariy 196, Muslim 301, Ahmad 7181).
220 

                      Dari penafsiran yang disampaikan dalam ‗Umdat at-Tafsîr ‗an 

al-Hâfizh Ibn Katsîr ini bisa dikaitkan dengan hukum operasi plastik 

karena maksud dari operasi plastik adalah ilmu bedah yang 

mengusahakan perubahan bentuk permukaan tubuh.
221

 Dalam hal ini 

yang menjadi obyek dari perbaikan tersebut adalah jaringan tubuh. 

Istilah bedah plastik mulai digunakan dan pertama kali dipopulerkan 

dalam buku teks kedokteran oleh John Staige Davis melalui bukunya 

yang berjudul Plastic Surgery (Its Principles and Practice) pada tahun 

1919.
222

Beradasarkan pada pengertian ini, maka hukum operasi 

plastik dapat di-isthinbatkan dari QS. An-Nisa/4: 119. 

  Menurut penukilan penafsiran yang disampaikan Ahmad 

Syakir dalam ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dipahami 

keharaman hukum operasi plastik karena merupakan bagian dari 

merubah bentuk tubuh yang dimaksudkan dalam ayat. Keharaman ini 

diperkuat dengan hadis yang dinukilkan dalam ‗Umdat at-Tafsîr ‗an 

al-Hâfizh Ibn Katsîr tentang larangan mentato dan minta ditato, 

mencabut bulu pada wajah dan mengikir gigi. Semua perbuatan 

tersebut merupakan contoh dari bentuk merubah ciptaan Allah yang 

diharamkan. Akan tetapi dalam penjelasan tafsir tidak dijelaskan 

bentuk yang dibolehkan untuk merubah bentuk tubuh karena suatu 

sebab cacat dan lain sebagainya.  

Adapun jika dibandingkan dengan penafsiran al-Mukhtashar 

fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm tentang hukum  jarâhah at-tajmîl at-

tahsîniyyah yang dikaitkan dengan QS. An-Nisa`/4:119 adalah 

sebagai berikut: 

 

م عن صراطك ات١ستقيم، كلأمنػّْيػىنَّهم بالوعود الكاذبة التي تزين ت٢م ضلات٢م،  كلأصدنهَّ
م بتقطيع آذاف الأنعاـ لتحريم ما أحل الله منها، كلآمرنهم بتغيتَ خلق الله  كلآمرنهَّ

يتولاه كيطيعو فقد خسر خسراننا بيػّْننا تٔوالاة  كفطرتو، كمن يتخذ الشيطاف كليِّا
 ِِّالشيطاف الرجيم.
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Sungguh, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari 

jalan-Mu yang lurus. Aku akan memberi mereka harapan-harapan 

palsu yang membuat kesesatan mereka tampak indah. Aku akan 

menyuruh mereka memotong-motong telinga hewan-hewan ternak 

untuk mengharamkan hewan-hewan yang Allah halalkan bagi 

mereka. Aku juga akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah 

dan fitrah-Nya.‖ Barangsiapa yang menjadikan setan sebagai 

pemimpin yang mengaturnya dan patuh kepadanya, ia benar-benar 

telah mengalami kerugian yang nyata karena telah memberikan 

kesetiaannya kepada setan yang terkutuk. 

Yang menjadi inti dari ayat terkait hukum operasi kecantikan 

adalah (sungguh akan kami suruh mereka mengubah ciptaan Allah 

dan fitrah-Nya). Dalam tafsir ini ditangkap makna keharaman 

merubah ciptaan Allah pada tubuh manusia karena itu merupakan 

bagian dari bisikan setan yang nyata menentang Allah SWT. Namun 

tidak dijelaskan secara detail kriteria apa saja yang diharamkan. 

Maka untuk memahami lebih detail tentang hukum operasi 

kecantikan mana kategori yang dibolehkan dan apa saja yang 

diharamkan, maka pembaca tafsir harus membaca kitab-kitab fiqih 

yang berkaitan dengan permasalahan ini.  

Diantara kitab pendukung yang mengkaji masalah operasi 

kecantikan adalah kitab Ahkâm Jarâhah at-Tibbiyah karangan dari 

Muhammad ibn Muhammad ibn al-Mukhtarasy-Syanqithiy penulis 

tafsir ini. Kitab tersebut menjelaskan bahwa operasi kecantikan yang 

dilarang adalah operasi yang bertujuan hanya sekedar merubah 

bentuk anggota tubuh dengan alasan menjadikannya lebih bagus dari 

yang aslinya, bukan karena cacat atau penyakit. Perbuatan ini adalah 

bagian yang diharamkan dalam ayat yaitu merubah ciptaan Allah 

dengan sengaja.
224

 

 Berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat yang dikorelasikan 

dengan problematika kontemporer yang dikaitkan dengan 

permsalahan wabah corona saat ini, tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-

Hâfizh Ibn Katsîr lebih memberikan solusi dengan isolasi dan 

lockdown untuk menghindari penebaran virus, sementara dalam 

penafsiran al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm lebih 

menyarankan untuk memperbanyak sabar dan memohon pertolongan 

kepada Allah dalam menghadapi musibah tersebut.  

Terkait problem kontemporer keduanya yang dianalisa 

peneliti adalah tentang hukum tajmîl,‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh 

Ibn Katsîr memaparkan dua pendapat dari ayat yang berbeda yaitu 
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keharaman yang dimaksud dari merubah ciptaan Allah adalah wanita 

yang merubah bentuk anggota tubuhnya baik dengan tato, cukur dan 

merenggangkan gigi. Kedua, merubah agama Allah yang fitrah. 

Adapun dalam al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm hanya 

menukilkan satu pendapat saja yaitu keharaman merubah anggota 

tubuh tanpa uzur syar‘i. 

 

C. Komparasi Paradigma Tafsir Mukhtasar ‘Umdat at-Tafsîr ‘an al-

Hâfizh Ibn Katsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm. 

Tafsir mukhtasar memberikan paradigma positif kepada umat 

Islam yaitu bertujuan memudahkan dalam memahami kandungan Al-

Qur`an. Bahasa yang digunakan dalam tafsir mukhtasar lebih jelas dan 

mudah. Dari sisi efektifitas, model tafsir ini lebih efektif bagi pembaca 

karena penjelasan yang ringkas serta lebih efisien dari sisi waktu. Dari 

sisi validitas, tafsir ini haruslah sesuai dengan konten penafsiran tafsir 

induknya. Maka untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari tafsir 

‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`an al-Karîm dalam paradigma ini akan diteliti secara lebih terperinci 

dalam poin-poin berikut. 

1. Sisi Kemudahan dalam Memahami Kandungan Al-Qur`an 

Secara metodologi, tafsir mukhtasar merupakan bagian dari 

tafsir ijmâliy dan diantara kelebihan dari metode ini adalah lebih 

praktis dan mudah dipahami. Tafsir yang menggunakan metode ini 

terasa lebih praktis dan sederhana, tidak berbelit-belit sehingga 

pemahaman Al-Qur`an segera dapat diserap oleh pembacanya. Pola 

penafsiran serupa ini lebih tepat untuk para pemula dan kalangan 

mana saja yang ingin memahami Al-Qur`an. 
225

 

Berdasarkan kondisi yang demikian, tafsir dengan metode ini 

diminati umat dari berbagai strata sosial dan lapisan masyakat. 

Sejalan dengan apa yang dikatakan M Quraish Shihab, siapapun 

sasaran yang dikehendaki, hendaknya jilidnya (tafsir) tidak terlalu 

tebal sehingga dapat dijangkau pembaca. Cendekiawan tidak 

membutuhkan banyak contoh atau aneka riwayat. Kalangan umum 

tidak mampu membeli satu judul buku yang terdiri dari ribuan 

halaman dan juga tidak akan betah membaca secara tuntas karya-

karya yang panjang.
226
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Dari sisi memberi kemudahan terhadap pembaca, tafsir al- 

Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm lebih ringkas dan 

memberikan kemudahan kepada masyarakat awam karena tafsirnya 

singkat dan mudah untuk dimiliki bagi sebagian besar kalangan 

masyarakat. Tafsir ini hanya 1 jilid saja. Berbeda dengan kitab 

‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr yang terdiri dari 3 jilid 

tebal dan mungkin sulit dimiliki oleh sebagain besar masyarakat 

awam. Namun tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr juga 

memberi kemudahan bagi para pembaca dalam memahami 

kandungan tafsir Ibnu Katsir setelah diringkas oleh Ahmad Syakir. 

Menurut hemat peneliti, tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh 

Ibn Katsîr ini masih terbilang tebal sehingga sebagian masyarakat 

dengan permasalahan hidup yang mereka hadapi saat ini, tidak cukup 

waktu dalam memahami kandungan Al-Qur`an. Dengan demikian 

tafsir ini hanya dimanfaatkan oleh kalangan penuntut ilmu atau 

sebagian orang-orang yang punya ruh yang tinggi dalam memahami 

kandungan Al-Qur`an. 

Meskipun demikian kedua tafsir ini mempunyai kelebihan dari 

tafsir lainnya.  Para penulis dalam menciptakan tafsir mukhtasar 

berupaya menyebutkan inti makna yang terkandung di dalamnya. Jika 

terdapat pendapat yang bertentangan, biasanya lebih memilih untuk 

meninggalkannya atau tidak menukilkannya pendapat-pendapat 

tersebut, tetapi langsung menyebutkan pendapat yang kuat dan 

masyhûr sehingga pembaca memahami maksud ayat tanpa terjebak 

dalam penjelasan yang panjang. 

 

2. Sisi Penggunaan Bahasa yang Jelas, Ringkas dan Mudah 

Dipahami 

Dari sisi konten bahasa, kedua tafsir ini dalam paradigma tafsir 

mukhtasar menggungakan bahasa yang jelas, ringkas, dan akrab 

dengan bahasa Al-Qur`an . Tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr dalam penjelasan yang disampaikan melalui riwayat-riwayat 

sudah diringkas oleh Ahmad Syakir sehingga pembaca dapat 

mengkorelasikan secara langsung kaitan antara ayat dengan riwayat-

riwayat yang mendukungnya, tanpa terjebak dalam kajian sanad 

setiap periwayatan yang dinukilkan. Namun dibandingkan ‗Umdat at-

Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dengan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`an al-Karîm, tafsir  lebih rinci dalam penafsiran meskipun tafsir 

ini sudah merupakan ringkasan dari aslinya. 

Dibandingkan ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dengan 

tafsir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm lebih ringkas dan 

lebih mudah dalam memaparkan penafsiran ayat, sehingga kalangan 
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manapun termasuk orang awam akan sangat mudah memahami tafsir 

tersebut sembari membaca ayat-ayat Al-Qur`an tersebut. Karena 

sejatinya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an, sebaiknya 

menggunakan bahasa yang lugas, jelas dan mudah di pahami, baik 

dari kalangan akedemik maupun non akademik. Karena pesan isi 

kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur`an harus sampai 

kepada semua kalangan.  

Dengan kelebihan tafsir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-

Karîm yang  menggunakan bahasa singkat dan padat, maka pembaca 

tidak merasakan bahwa ia telah membaca kitab tafsir. Hal ini 

disebabkan, karena tafsir dengan metode global menggunakan bahasa 

yang singkat dan akrab dengan bahasa arab tersebut. Kondisi serupa 

ini tidak dijumpai pada tafsir yang menggunakan metode tahlîliy, 

muqârin, dan maudhû‘iy. Dengan demikian, pemahaman kosakata 

dari ayat-ayat suci lebih mudah didapatkan dari pada penafsiran yang 

menggunakan metode lainnya sebagaimana sudah dijelaskan dalam 

metode penafsiran sebelumnya. 

Adapun tafsir mukhtasar ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr bisa diasumsikan bahwa setiap pembaca bisa langsung 

memahami maksud ayat-ayat Al-Qur`an dan rahasia-rahasia yang 

terkandung di dalamnya, namun yang menjadi kendala bagi 

masyarakat awam dalam membaca tafsir ini hanya masalah 

penjelasan ringkasan yang tidak terlalu ringkas berdampak pada 

minimnya minat dalam membacanya berbeda halnya dengan al-

Mukhtashar fi Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm. 

Ringkasnya tafsir mukhtasar menjadi solusi dan kemudahan 

dalam menterjemahkan tafsir tersebut kepada berbagai bahasa dunia 

sehingga manfaatnya lebih menjangkau banyak orang . 

3. Sisi Efektifitas dan Efisiensi Tafsir dari Kegunaan dan Manfaat 

Tafsir  

Abdullah az-Zaid salah satu ahli tafsir kontemporer dalam 

muqaddimah tafsir mukhtasarnya mengungkapkan bahwa pada zaman 

sekarang umat butuh kepada tafsir mukhtasar karena waktu yang 

mereka miliki sangatlah sedikit yang disebabkan oleh banyaknya 

informasi penting lainnya dari beragam pengetahuan yang juga 

menuntut mereka menguasainya. Inilah salah satu alasan dimana tafsir 

mukhtasar untuk zaman sekarang sangatlah efisien bagi setiap 
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kalangan yang berkeinginan memahami kandungan firman-firman 

Allah SWT.
227

 

Lahirnya kecendrungan terhadap tafsir mukhtasar pada era 

kontemporer ini, didukung oleh pola hidup yang butuh pada sesuatu 

yang lebih praktis dan mudah dipahami. Saat ini dengan 

berkembangnya teknologi yang semakin maju, mempelajari tafsir Al- 

Qur`an semakin mudah. Hanya melalui smartphone, semuanya dapat 

dipelajari. Menurut Syahrullah Iskandar, peneliti di The Nusa Institute, 

referensi tafsir Al-Qur`an juga sudah mengalami transformasi digital. 

Tafsir Al-Qur`an lebih mudah diakses dalam berbagai variannya, 

kapan saja. 

Menganalisa dari penyampaian di atas dipahami bahwa solusi 

tafsir yang tepat sesuai dengan perkembangan zaman era digital ini 

adalah tafsir mukhtasar dengan metodologinya yang ringkas sehingga 

mudah untuk dijadikan sebagai aplikasi tafsir Al-Qur`an dan mudah 

untuk dibaca serta dipahami terutama untuk kaum milenial. 

Tafsir al-Mukhtashar fî at-Tafsîr dalam hal ini termasuk 

kategori tafsir kontemporer yang menjawab kebutuhan masyarakat 

yaitu memaparkan penafsiran yang ringan dan mudah, sehingga dalam 

kondisi bagaimanapun setiap orang yang membaca Al-Qur`an sambil 

memahami tafsirnya, sangat tepat menggunakan tafsir ini. Namun dari 

sisi lain, singkatnya pemahaman yang dipaparkan tidak memberi 

ruang kepada orang yang membacanya untuk mendapatkan informasi 

lebih rinci dalam memahami kandungan ayat, sebagai contoh dalam 

memahami suatu hukum, maka tafsir ini hanya menyebutkan hukum 

yang terkandung dan dipahami dari ayat tersebut tanpa 

mengkorelasikannya dengan permasalahan-permasalahan yang 

terambil dari ayat yang mungkin informasi tersebut sangat dibutuhkan 

oleh pembaca. 

Sebagai contoh dalam memahami hukum riba, tafsir al-

Mukhtashar fi Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm hanya menjelaskan hukum 

riba secara global sementara hukum-hukum terkait dalam ayat itu tidak 

dijelaskan, misalnya kaitannya dengan ihtikâr dan problematika 

lainnya yang dapat diistinbathkan dari ayat sebagaimana disebutkan 

sebelumnya. Berbeda dengan kitab ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr, tafsir ini merupakan tafsir ringkas, akan tetapi menjelaskan 

kajian ayat secara lebih rinci sehingga menjadi rujukan dalam 

menggali problematika yang ada pada masyarakat sehingga lebih 

memberikan manfaat yang banyak kepada pembaca. 
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Ringkasnya penafsiran dalam tafsir al-Mukhtashar fi Tafsîr Al-

Qur`an al-Karîm menjadikan tafsir ini sangat tepat menjadi konsumsi 

orang-orang awam dalam memahami kandungan dasar Al-Qur`an. 

Adapun bagi para penuntut ilmu tidak cukup efektif jika ingin 

menggali informasi yang lebih rinci terhadap kandungan ayat. Berbeda 

dengan ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, tafsir ini cukup 

rinci dan mampu menjawab kebutuhan masyakarakat dalam menggali 

hukum-hukum atau kandungan dari Al-Qur`an yang berhubungan 

dengan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, jika dikorelasikan dengan 

tujuan dari penafsiran Al-Qur`an itu sendiri yaitu memahami 

kandungan Al-Qur`an sehingga makna-maknanya dapat dipahami 

secara penuh dan menyeluruh dalam rangka melaksanakan perintah 

Allah sesuai dengan yang dikehendaki-Nya. Dan tafsir sebagai ilmu 

alat dalam memahami Al-Qur`an tentunya tidak dipahami oleh orang-

orang tertentu saja namun harus bisa dipahami oleh berbagai kalangan 

yang sebagian besar mereka adalah orang-orang dengan latar 

pendidikan menengah, sehingga tujuan Al-Qur`an sebagai kitab yang 

memberi hidayah terealisasikan untuk manusia  secara global, dalam 

hal ini ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr lebih menjawab 

kebutuhan umat secara global untuk semua kalangan. Ash-Shabuniy 

menututkan bahwa tujuan meringkas tafsir agar manfaatnya dirasakan 

oleh banyak orang dan tidak didominasi oleh kalangan cendekiawan 

saja.
228

 

 

4. Sisi Konsistensi Tafsir Mukhatsar Terhadap Tafsir Induk 

Tafsir mukhtasar adalah solusi dari penafsiran menggunakan 

metode tahlîliy yang terkadang luas dalam penafsiran sehingga hanya 

bisa dijangkau oleh kalangan tertentu dalam memahami kandungannya. 

Maka agar kegunaan tafsir tersebut bisa dijangkau oleh semua 

kalangan, seorang mufasir dapat membuat ringkasan dari tafsir yang 

sudah ada yang dinamakan dengan tafsir induk. 

Dalam meringkas tafsir induk, konsistensi mufasir 

menyesuaikan antara tafsir asli dengan hasil ringkasannya haruslah 

sesuai dari sumber, metode dan corak penafsiran. Karena konsistensi 

kandungan dengan tafsir induk dengan ringkasannya merupakan bagian 

dari validitas penafsiran.  

Konsistensi penafsir dalam menafsirkan kitab ‗Umdat at-Tafsîr 

‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr selaras dengan tafsir induknya yaitu tafsir Ibnu 

Katsir, bahkan ringkasan tersebut membantu pembaca dalam 
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memahami tafsir induk. Hanya saja dalam ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-

Hâfizh Ibn Katsîr dihapus semua riwayat israiliyyat di dalamnya 

sementara dalam tafsir induk terdapat riwayat-riwayat israiliyat yang 

pastinya dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Menurut 

peneliti, ini menyalahi konsistensi dalam meringkas tafsir Induk.  

Adapun tafsir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm 

merupakan tafsir ibtidâ‘ karena tidak menjelaskan keterkaitannya 

dengan tafsir ath-Thabariy secara lebih mengikat namun hanya 

menjadikan tafsir ath-Thabariy sebagai model penafsiran dan 

mengambil intisari pemahaman dari tafsir tersebut. Maka dalam 

konsistensinya dengan tafsir yang menjadi rujukan utamanya tidak 

perlu menjadi syarat validitas penafsirannya. 

 

5. Sisi Solusi dari Penafsiran yang Spekulatif dan Riwayat Israiliyat 

Tafsir al-Mukhtashar fi Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm, tidak 

menggunakan metode analisa yang luas sehingga tidak melahirkan 

penafsir subyektif yang memberi peluang yang luas kepada mufasir 

untuk mengumukakan ide-ide dan pemikirannya. Sehingga, kandungan 

tafsir ini tidak menafsirkan Al-Qur`an secara subyektif, dan tidak 

menafsirkan Al-Qur`an sesuai dengan kemauan hawa nafsunya tanpa 

mengindahkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku. 

Begitu juga dengan tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr, meskipun analisa yang disampaikan dalam penafsiran cukup 

rinci namun kandungan tafsir di dalamnya fokus pada penjelasan 

kandungan ayat dan kaitan-kaitan permasalahan yang ada korelasi 

dengan ayat tersebut. Selain itu tafsir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`an al-Karîm dan ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr 

memberikan solusi penafsiran yang bebas dari penafsiran israiliyat 

sehingga tafsir ini relatif murni dan terbebas dari pemikiran-pemikiran 

israiliyat yang kadang-kadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Al-

Qur`an. 

 

6. Sisi Penjelasan yang Memadai untuk Para Pembaca 

Keberadaan tafsir mukhtasar memberikan kemudahan bagi para 

pembaca dalam memahami kandungan ayat. Namun tidak berarti 

masyarakat mencukupkan penjelasan dari tafsir tersebut saja. Karena 

ada beberapa penafsiran yang perlu dirujuk kepada ulama tafsir dalam 

menyelesaikan polemik umat. Inilah hikmah dari doa Nabi terhadap 

Ibnu ‗Abbas : ―Allahuma allimhu ta`wîl‖ yang pemahamannya bisa 

dimaknai bahwa tidak semua kalangan dapat memahami tafsir itu 
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secara keseluruhan. Bahkan Ibnu ‗Abbas juga menggungkapkan 

sebagaimana diriwayatkan ats-Tsauriy, ia menyatakan bahwa tafsir 

terdiri dari empat bagian, pertama, yang dapat dimengerti secara 

umum oleh orang arab berdasarkan pengetahuan bahasa mereka. 

Kedua, yang dapat dimengerti oleh semua orang. Ketiga, yang 

dimengerti oleh orang tertentu saja (ulama). Keempat, hanya Allah 

yang mengetahui.
229

 

Jika diteliti dari konten penafsiran ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-

Hâfizh Ibn Katsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm 

keduanya sangat berbeda dari sisi kuantitas penjelasan. ‗Umdat at-

Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr  selain mempermudah pembaca dalam 

memahami kandungan tafsir Ibnu Katsir, mukhtasar ini sangat 

memadai dalam memberikan penjelasan ayat sehingga bisa menjadi 

rujukan bagi para ulama selain para pemula dalam meembantu 

memahami kandungan ayat. Berbeda halnya dengan al-Mukhtashar fî 

Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm,  ringkasnya tafsir ini hanya tepat 

dikonsumsi oleh para pemula dalam memahami kandungan Al-Qur`an.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa epistemologi tafsir mukhtasar 

berbeda dari metodologi penafsiran pada umumnya, baik dari sisi sumber 

penafsiran, metode, sistematika dan penetapan validitasnya. Dalam sumber 

penafsiran misalnya, yang membedakan tafsir mukhtasar dari sumber 

tafsir lain selain merujuk kepada Al-Qur`an, Sunnah, pendapat shahabat 

dan tabi‘in adalah rujukannya kepada tafsir induk. Metodologi tafsir 

mukhtasar merupakan solusi penafsiran era modern karena berupaya 

menjelaskan atau menyingkap makna-makna yang terkandung di dalam 

ayat-ayat Al-Qur`an dengan  ‗ibârah (ungkapan) yang  sederhana dan 

ringkas atau meringkas (hazf) penjelasan di luar maksud ayat pada tafsir 

yang sudah ada untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

kandungan Al-Qur`an sehingga selaras dengan tujuan penafsiran yaitu 

mendekatkan pemahaman terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur`an. 

Metodologi ini searah dengan pendapat para ulama tafsir baik klasik 

maupun kontemporer seperti Ibnu Abi Zamanain, al-Wahidiy, Ahmad 

Syakir, Muhammad Ali ash-Shabuniy, Wahbah az-Zuhailiy, Faishal an-

Najdiy dan M. Quraish Shibah dan yang lainnya.  

Setelah melakukan komparasi terhadap dua karya tafsir mukhtasar;  

‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dan al-Mukhtashar fî at-Tafsîr 

Al-Qur`ân al-Karîm peneliti menemukan: 
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 1. Metodologi tafsir mukhtasar ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn 

Katsîr dan al-Mukhtashar fî at-Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm berbeda dari 

sisi latar belakang, sumber penafsiran, metode, sistematika, validitas dan 

paradigma penafsiran meskipun keduanya sama-sama kategori tafsir 

mukhtasar. Perbedaan dari sisi latar belakang penulisan, peringkas ‗Umdat 

at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr menulis tafsirnya didasari tujuan 

menjadikan tafsir Ibnu Kastir bermanfaat lebih banyak oleh umat Islam 

dengan meringkasnya. Sementara latar belakang penulisan tafsir al-

Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`ân al-Karîm adalah menjawab kebutuhan 

masyarakat yang membutuhkan tafsiran yang sesuai dengan bahasa pada 

zaman sekarang dan sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka serta 

sebagai pelengkap penafsiran terdahulu yang membutuhkan koreksian 

dalam sisi konten penafsiran. 

Perbedaan dari sisi metode penafsiran, ditemukan bahwa model 

tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr adalah quasi objektivis 

tradisional karena Ahmad Syakir menerapkan metode penafsiran klasik 

dan konsisten dengan penafsiran literal dengan menyederhanakan Tafsîr 

Al-Qur`ân al-‗Azhîm karya Ibnu Katsir menjadi ringkas dan mudah 

dipahami dengan cara memangkas pengulangan-pengulangan penjelasan, 

menghapus penjelasan yang panjang yang dianggap kurang ada kaitan 

dengan kandungan ayat, menghapus silsilah sanad, riwayat israiliyat dan 

lain sebagainya. Adapun metode penafsiran al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-

Qur`an al-Karîm adalah metode tafsir ijmâliy dengan pendekatan tafsir bi 

ar-ra`yi yang menggunakan kaedah tarjîh. Langkah-langkah yang 

digunakan dalam meringkas tafsir ini adalah; menggunakan ungkapan 

yang jelas dan mudah dipahami, penjelasan dengan metode syarh mamzûj 

menggabungkan penjelasan dengan potongan ayat dan menampilkan 

pendapat yang râjih menurut tim penyusun yang diolah dengan 

menggunakan kaidah-kaidah tarjîh.  

Perbedaan keduanya dari sisi validitas penafsiran, ‗Umdat at-Tafsîr 

‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr menerapkan uji keabsahan dengan tiga teori 

validitas; koherensi, korespondensi dan pragmatis. Secara aplikatif 

didominasi koherensi dan pragmatis. Koherensi karena selalu konsisten 

dengan metodologi yang dibuatnya dan konsisten dengan tafsir induk yang 

diringkasnya meskipun ada sedikit perbedaan seperti tidak menukilkan 

satu pun riwayat israiliyat dalam ringkasannya. Tafsir ini juga pragmatis 

dari sisi fungsi dan korespondensif dari sisi kenyataan yang memang 

memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami tafsir. 

Adapun validitas penafsiran al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm  

memenuhi kriteria kebenaran maksimum menurut teori koherensi baik 

secara metodologis maupun secara aplikatif sama halnya dengan ‗Umdat 

at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, bedanya koherensi al-Mukhtashar fî 

Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm tidak berdasarkan kesesuaian dengan tafsir 
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induk tetapi dengan konsistensi pada metodologi yang direncanakan 

dengan aplikasinya dalam penafsiran.  

Hasil analisa terhadap paradigma penafsiran tafsir mukhtasar 

ditemukan bahwa tafsir mukhtasar lebih efektif dan efisien serta sangat 

tepat menjadi solusi untuk umat Islam zaman modern ini karena secara 

psikologi umat modern hidup lebih cendrung kepada sesuatu yang mudah, 

singkat dan hemat waktu dalam membacanya.  

2. Hasil penelitian terhadap komparasi tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an 

al-Hâfizh Ibn Katsîr dan al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm dari 

sisi paradigma tafsir mukhtasar dapat disimpulkan bahwa tafsir mukhtasar 

al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm lebih memberikan 

kemudahan kepada masyarakat awam karena tafsirnya lebih singkat dan 

mudah dipahami dan mudah untuk dimiliki bagi sebagian besar kalangan 

masyarakat karena hanya 1 jilid seperti mushaf, sementara tafsir ‗Umdat 

at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr terdiri dari 3 jilid besar. Kedua tafsir ini 

dalam paradigma tafsir mukhtasar menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami. Namun jika dibandingkan mana yang lebih ringkas dari sisi 

bahasa, maka tafsir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm lebih 

sederhana dalam menafsirkan ayat sehingga lebih pragmatis. 

3. Perbedaan dari sisi paradigma fungsi dan manfaat kedua tafsir, 

ditemukan bahwa tafsir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm 

karena lebih ringkas dari ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr 

menjadikan tafsir ini hanya bisa jadi konsumsi orang-orang awam dalam 

memahami kandungan dasar Al-Qur`an namun tidak memadai untuk para 

ulama. Adapun ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr, tafsir ini cukup 

rinci dan mampu menjawab kebutuhan masyakarakat dalam menggali 

hukum-hukum atau kandungan dari Al-Qur`an yang berhubungan dengan 

kehidupan manusia meskipun dalam kuantitas tidak terlalu tebal.  

Tafsir ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-Hâfizh Ibn Katsîr dan  al-

Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm jika dikomparasikan dari sisi 

konten penafsiran yang disimpulkan dari empat aspek; pertama, aspek 

akidah, keduanya memiliki manhaj yang sama dalam akidah yaitu akidah 

ahlussunnah wa al-jamâ‘ah. Hasil komparasi penafsiran ayat-ayat hukum 

(fiqh) disimpulkan tafsir al-Mukhtashar fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm 

hanya mengkaji hukum secara singkat tanpa merambah pada kajian hukum 

yang lebih real dalam masyarakat. Sementara ‗Umdat at-Tafsîr ‗an al-

Hâfizh Ibn Katsîr lebih rinci dalam menjelaskan permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan. Selanjutnya, 

komparasi kandungan penafsiran dalam masalah kontemporer disimpulkan 

bahwa keduanya dapat menjadi acuan dalam meng-isthinbat hukum-

hukum yang berkaitan dengan tema kontemporer. 
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B. Implikasi 

Penelitian terhadap tafsir mukhtasar ini memberikan pengaruh 

positif bagi para ulama dan penuntut ilmu Al-Qur`an dan tafsir untuk 

mewujudkan sebuah karya tafsir mukhtasar baik dengan meringkas tafsir 

ulama yang telah ditulis dengan metode tahlîliy, atau menciptakan karya 

tafsir sendiri dengan metode ijmâliy. Penelitian ini juga akan memberikan 

pemahaman kepada para pembaca bahwa memahami tafsir bisa dilakukan 

dengan cara mudah yaitu membaca mukhtasar dari tafsir tersebut 

sehingga kesempatan untuk memahami kandungan Al-Qur`an akan 

terealisasikan secara kontinu karena manusia butuh untuk memahami 

kitab Allah dalam menghadapi permasalahan hidup di dunia ini untuk 

bekal menghadapi akhirat kelak. 

C. Saran 

Setelah mencermati metodologi dan paradigma tafsir mukhatshar 

yang dikorelasikan dengan realita umat Islam kontemporer, penulis 

mengajukan saran dan rekomendasi bagi para peneliti maupun mufasir 

yang fokus dengan kajian tafsir; Pertama, untuk mengembangkan 

metodologi tafsir mukhtasar di Indonesia baik dengan meringkas karya 

tafsir ulama nusantara yang sudah ada atau menciptakan karya tafsir baru 

yang lebih ringkas. Seperti meringkas Tafsir al-Mishbah karya M Quraish 

Shihab dan Tafsir al-Azhar karya Hamka agar manfaat tafsir tersebut bisa 

dirasakan oleh lebih banyak orang. 

 Karya tafsir mukhtasar masih sangat langka di Indonesia 

kalaupun ada, hanya saja karya tersebut merupakan karya ulama-ulama 

terdahulu yang secara metodologi kurang diminati oleh kaum muda saat 

ini dari sisi bahasa yang digunakan yang kurang relevan dengan 

ungkapan terbarukan. Maka sudah saatnya para penuntut ilmu Al-Qur`an 

dan para ulama bersinergi dalam memahami kandungan Al-Qur`an dan 

berlomba-lomba mewujudkan karya tafsir mukhtasar yang menggunakan 

bahasa Indonesia kontemporer sehingga mudah untuk dipahami oleh 

masyarakat secara umum. 
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GLOSARIUM 

 

 

Atsar   : hadis 

Abad   : masa seratus tahun 

Ahkâm   : hukum-hukum 

‗‗aqliy   :mengenai akal 

Cendekiawan  : orang cerdik pandai; orang intelek 

Efektif   : dapat membawa hasil; 

Efisien : ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan 

sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya 

Epistemologi               : cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-

batas pengetahuan 

Fenomena : fakta; kenyataan 

Gramatika : tata bahasa; 

Ijmâliy : global 

Ijtihâd : kesepakatan 

Implikasi : yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, 

tetapi tidak dinyatakan 

Kabîr   : besar 

Kaedah  :kaidah 

Khilâfiyah  : perbedaan 

Koherensi  :keselarasan 

Komparatif  : berkenaan atau berdasarkan perbandingan 

Kontemporer  : pada masa kini 

Kontribusi  : sumbangan 

Konseptualisasi : perbuatan mengonsep 
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Konsisten  : tetap (tidak berubah-ubah) 

Lajnah   :panitia/komite. 

Mahmûdah  : terpuji 

Madzmûmah  : tercela 

Metodologi  : ilmu tentang metode; uraian tentang metode 

Mukhtashar  : ringkasan 

N‘aqliy  : nash 

Paradigma  : kerangka berpikir 

Pragmatis  : bersifat praktis dan berguna bagi umum 

Ra`yu   : pendapat 

Râjih   : yang galib/yang banyak/lebih berat 

Râwy `a‘lâ  : Orang yang meriwayatkan paling tertinggi 

Râwy adnâ  : Orang yang meriwayatkan paling akhir 

Relatif   :  tidak mutlak; nisbi 

Riwayat  : cerita turun menurun 

Sanady   : Berkaitan dengan sanad 

Sensitivitas  : kepekaan 

Spekulatif  : bersifat spekulasi (untung-untungan) 

Tadabbur  :merenungi 

Tahlîliy   :terperinci 

Tauhîdy  :berkaitan dengan ke-Esaan Allah SWT 

Teoritis :pendapat yang didasarkan pada penelitian dan 

penemuan, didukung oleh data dan argumentasi 

Urgensi  :keharusan yang mendesak 

Validitas : tingkat kebenaran, kekuatan, atau keabsahan suatu 

fakta 
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