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ABSTRAK 

 

Judul : Epistemologi Ijmak dalam Tafsir al-Ja>mi’ li Ah}ka>m al-
Qur’a>n Karya al-Qurt}ubi> 

Penulis     : Masrul Anam 

Promotor    : 1. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA. 

 2. Dr. H. Khotib, M.Ag.  

KataKunci : Epistemologi Ijmak dalam Tafsir, al-Ja>mi’ li Ah }ka>m al-
Qur’a>n, al-Qurt}ubi> 

 

Salah satu keunikan al-Qur’an adalah pemilihan diksi yang mengandung 

makna umum. Keumumman itu memunculkan beragam interpretasi. Agar 

interpretasi tersebut tidak liar, dibutuhkan kesepakatan makna. Kitab yang 

menggabungkan beragam makna (ikhtila>f) dan kesepakatan makna (ijma>‘) adalah 

tafsir al-Qurt}ubi>. Kajian ijmak dalam tafsir membutuhkan alat ukur agar seluruh 

perkara yang melingkupinya dapat dipetakan dengan baik. Alat ukur itu adalah 

epistemologi. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Bagaimana epistemologi 

ijmak dalam tafsir; 2. Bagaimana epistemologi ijmak dalam tafsir al-Qurt{{ubi>; dan 

3.Bagaimana validitas ijmak dalam tafsir al-Qurt}ubi>. Metode penelitian dalam 

kajian ini adalah kualitatif-library research dengan menggunakan pendekatan 

fikih (Islamic jurisprudence). 

Kesimpulan dalam kajian ini adalah: pertama; epistemologi ijmak dalam 

tafsir dapat dilihat dari dua sisi: 1). segi cara mengetahui ijmak dalam tafsir 

berdasarkan temuan redaksi ijmak atau term yang sinonim, serta meneliti 

beberapa kitab tafsir untuk menentukan persamaannya. 2). ruang lingkupnya, 

ijmak dalam tafsir terjadi pada bidang fikih, ushul fikih, akidah, bahasa, dan 

sebagainya.Kedua: epistemologi ijmak dalam tafsir al-Qurt }ubi > segi metode 

pengungkapannya adalah menggunakan ajma„a, ittafaqa, la> khila>fa, dan qa>la al-

jumhu>r.Sumber penafsiran ijmak dalam tafsir al-Qurt}ubi} itu menjadi tiga, yaitu 

teks (nas }), akal (ijtiha >diyah) dan realitas (kenyataan sejarah). Ketiga: validitas 

ijmak dalam tafsir al-Qurt}ubi> mencakup distingsi term ijmak dapat divalidasi 

berdasarkan „partner kata‟ yang ada setelah redaksi ijmak tersebut. Validitas term 

ijmak dapat dilihat dari makna h}aqi>qi> dan makna maja>zi>. Validitas ijmak  

berdasarkan sumber penafsirannya dipetakan menjadi tiga bagian. Pertama, ijmak 

yang valid. Kedua, ijmak yang mulghah. Ketiga, ijmak yang over lapping. 
Implikasi teoritik dalam penelitian ini adalah ranah kajian ijmak dalam 

tafsir, yaitu meliputi berbagai bidang keilmuan. Hal tersebut berbeda dengan 

kajian ijmak dalam fikih, hanya pada bidang fikih. 
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ABSTRACT 

Title : Epistemology of Ijmak in Tafsir al-Ja>mi' li Ah}ka>m al-Qur'a>n by 

al-Qurt}ubi> 

Author   : Masrul Anam 

Promoter : 1. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA.  

2. Dr. H. Khotib, M.Ag. 

Keywords : Epistemology of Ijmak in Tafsir, al-Ja>mi’ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, 
al-Qurt}ubi> 

One of the uniqueness of the Qur'an is the selection of diction which 

contains general meanings. Because of this commonality, various interpretations 

have emerged. In order for this interpretation not to run wild, agreement on 

meaning is needed. The Qur’an that combines various meanings (ikhtila> f) and 

agreement of meanings (ijma>') is the interpretation of al-Qurt}ubi>. The study of 

consent in interpretation requires a measuring tool so that all the cases that cover 

it can be mapped properly. The measuring instrument is epistemology. The 

formulation of the problem in this study: 1. How is the epistemology of ijmak in 

interpretation; .2. How is expressed in the interpretation of al-Qurt}ubi>. 3.How is 

the validity of ijmak in al-Qurtubi's interpretation.The research method in this 

study is qualitative-library research using Islamic jurisprudence approach. 

The results of this study are three: first;the epistemology of ijmak in al-

Qur’an interpretation can be seen as follows:  1) Based on the findings of the 

ijmak editorial staff and terms that are equivalent in meaning, both referring to 

the main book as well as the results of research analysis from various books that 

discuss consent. 2) Based on the scope aspect, Ijmak in interpretation includes 

fiqh, ushul fiqh, theology, language etc. 

Second: the epistemology of ijmak in al-Qurtubi’s interpretation of the 

method of expression is the useajma'a, ittafaqa, la> khila>fa, and qa> la jumhu>r or 

sentences whose meaning is equivalent to the expression. Meanwhile, the source 

of the interpretation of ijmak in the interpretation of al-Qurt}ubi> is divided into 

three, namely text (nas}), reason (ijtiha> diyah) and reality (al-wa>qi‘i>). 
Third: the validity of consent in the interpretation of al-Qurtubi includes 

the distinction of the term ijmak can be validated based on the 'word partner' that 

exists after the editorial of the ijmak. While the validity of the term ijmak, it can 

be seen from the "real meaning" and "figurative meaning" of a verse. And the 

validity of ijmak based on its interpretation source is mapped into three parts: 

First, a valid consent. Second, ijmak mulghah. Third, over-lapping ijmak. 
The theoretical implication in this research is that the realm of ijmak 

studies in interpretation includes various scientific fields, different from the 

study of consent in fiqh, it is only in the field of fiqh. 
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 ملخص

 
 الدوضوع : لقرطبىلتفسبّ الجامع لأحكاـ القرآف الكريم  بَ الدعرفة للإجماع نظرية

 الكاتب : مسر الأناـ
 الأستاذ الدكتور برهاف جماؿ الدين  الحاج .1
 خطيب الحاجالدكتور  .2

 الدشرؼ :

 القرطبى  ،الجامع لأحكاـ القرآف الكريم ،نظرية الدعرفة بُ التفسبّ
 

 الكلمات :

من لشيزات القرآف اختيار الألفاظ البٍ تحتوم على معاني عامة، فتظهر تفسبّات متنوعة، كلذذا يلزـ 
معاني القرآف الدختلفة فيها كالمجمعة عليها اتفاؽ الدعبِ بُ التفسبّ حرسا من معاف شاذة. الكتاب الذم يجمع ببْ 

بحيث يدكن تخطيط جميع الأمور  التفسبّ للقرطبي. دراسة الإجماع بُ التفسبّ تحتاج إلى نظرية الدعرفة كتاب  وه
نظرية  تكوفكيف   أكلان : ةأسئل ثلاث صيغت بُراسة الإجماع بُ التفسبّ لد نظرية الدعرفة لتحليلالمحيطة بها. 

 عجما الإ حيحتص كيفثالثان  للإجماع بُ تفسبّ القرطبي؟  نظرية الدعرفةتكوف كيف ثانينا   للإجماع بُ التفسبّ؟الدعرفة 
 الفقهي. تجاا البحث بحث نوعي مكتبي باستخداـ الا كهذا  ؟القرطبي تفسبّ بُ

: تبْالتالي تبْقيعلى الطر  لإجماع بُ التفسبّل نظرية الدعرفة يدكن رؤية أكلان  ما يلي:فينتائج هذا البحث 
اؿ الإجماع لرلى إلكشف كجه الشبه بينها. ثانيا، بالنظر الألفاظ الدبَادفة كتحليلها بُ كتب التفسبّ  بناءن على أكلا،

 .هاكالكلاـ كاللغة كغبّ  هعلم الفقه كأصوليقع بُ الذم  بُ التفسبّ
هي: أجمع، بُ معبِ الإجماع القرطبي  لهامعيستبٍ ال فاظلألب تفسبّ القرطبي بُ ثانينا:نظرية الدعرفة للإجماع

 تفسبّ بُ الإجماع تفسبّ مصدر ينقسم نفسه، الوقت كبُ .فاظ الدبَادفة بها، كقاؿ الجمهور، ك الأللاؼى خً اتفق، لاى 
 (.التاريخي الواقع) كالواقع( الاجتهادية) كالعقل )الدخطوطة( النص كهي ثلاثة، إلى القرطبي

ة التابعة تركيب الكلمبحسب الإجماع  معبِ تمييزى شتمل علي يالقرطبي تفسبّ بُ الإجماع حيحتص :ثالثنا
صدر م حيحتصعند  بٍ ".ازمعبُ المجالد" ك"قيقيعبُ الحالدمعبُ الإجماع ينقسم إلى "بُ  تحديدال حيحتصا. ك لذ

 .الإجماع الدفركطلغى، ثالثنا ، الد الإجماعثانيان ،  الصريح، الإجماعأكلان،  :ثلاثة إلىينقسم  عالإجما 
العلمية الدختلفة،  الاتالمج شتمل علىت دراسة الإجماع بُ التفسبّأف  الآثار النظرية لذذا البحث هو

 الفقه فقط. لراؿ شتمل علىي الفقه الذل الإجماع بُ باختلاؼ
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar BelakangLMasalah 

Ijmak dapat dijadikan sebagai salah satu sumber atau dalil hukum setelah 

Al-Qur’an dan Hadis. Hal initmenunjukkan bahwa ijmak memiliki fungsi sebagai 

suatu ketetapan hukum yang mengikat dan harus dipatuhiholeh umat Islam. 

Jumhur ulama mengatakan bahwa kedudukan ijmak adalah sebagai salah satu 

sumber atau dalil hukum sesudah Al-Qur’an dan Hadis.
1 Oleh karena itu, ijmak 

memiliki peranan yang penting dalam mengatasi berbagai macam persoalan baru, 

baik yang berhubungan dengan problematika sosial, maupun problematika politik 

melalui kesepakatan bersama (ijmak).
2
 

Pada masa awal (setelah Nabi Muhammad SAW. wafat) ijmak lebih 

merupakan kebutuhan pragmatis bila dibandingkan dengan sebuah prinsip syariat 

yang eksplisit. Hal ini, terlihat dalam beberapa kasus yang terjadi pada zaman 

sahabat, terutama dalam perkembangan politik, seperti pertemuan di Thaqifah 

Bani Saidah.
3
 Oleh karena itu,ijmak dijadikan sebagai salah satu sumber dan dalil 

                                                      
1
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 118. Pendapat ini dikutip 

juga oleh Abd Rahman, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), 148; begitu juga dikutip kembali oleh 

Dedi Supriadi, Ushul Fiqh Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 163.  
2
Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, terj Agah Garnadi, cet II (Bandung: pustaka, 

1984), 116. 
3
 Thaqifah Bani Sa’idah adalah tempat pertemuan yang berada di kota Madinah, seperti Dar al-

Nadwah di Makkah tempat pertemuan orang Quraisy. Sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa 

kaum Ansar berkumpul di balai untuk berkonsultasi dan berkumpul dengan cara 

memusyawarahkan masalah-masalah yang bersifat umum, sebagaimana kebiasaan kaum Quraisy 

berkumpul di Dar al-Nadwah. Lihat Muh}ammad Dhiya’ al-Rayis, al-Naz}a>riya>t al-Siya>sa>t al-
Isla>miya>t, (Mesir: Maktabah al-Anjlu, 1957), 25 
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hukum meskipun dalam beberapa kasus persoalan ijmak masih menjadi polemik 

dan perdebatan.  

Ijmak dapat dijadikan sebagai sumber dan dalil hukum apabila terbentuk 

dari kategori epistemik yang merupakan suatu obyek pengetahuan dan sudah 

legitimasi menurut konsepsi para ahli, bukan semata kategori normatif, apalagi 

masih terdapat beberapa ulama yang memperdebatkan kehujahan ijmak. 

Perdebatan tersebut berpusat pada dua pembahasan utama. Pertama, ijmak 

merupakan konsensus para sahabat atauhpara ahlithukum secarabumumaatau 

keseluruhan umateIslam. Kedua, ijmak tersebut merupakan syarat sebagai hasil 

kesepakatanepenuh ataupcukup kesepakatan mayoritas. Perdebatan pertama 

tersebut ditentukan oleh siapa yang berhak untuk menyatakan ijmak. Sedangkan,  

yang kedua  ditentukan berdasarkan jumlah orang yang menentukan ijmak. 

Dalam sejarah tercatat bahwa ijmak sudah terjadi dalam realita masa lalu 

dan tidak menutup kemungkinan terjadi pada waktu yang akan datang. 

Berdasarkan catatan dalam sejarah, pemilihan khalifah pertama, yaitu Abu Bakar 

merupakan hasil dari ijmak. Selain itu, penentuan tentang haramnya lemak babi, 

hak kakek seperenam dari harta waris cucu, cucu tidak mendapatkan warisan 

karena terhalang anak, tidak sah seorang muslim menikah dengan non-muslimah, 

dan lain sebagainya juga  berdasarkan hasil ijmak.
4
 

Abd. Al-Wahab Khallaf dalam bukunya menyatakan bahwa ijmak dapat 

terlaksana dan mudah terjadi pada era yang serba modern dan canggih apabila 

                                                      
4
 A. Djazuli dan I.Nurol Aen, Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2000), 112-113. 
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pelaksanaan ijmak dikoordinasi oleh suatu negara tertentu dengan cara bekerja 

antar beberapa negara yang jumlah penduduknya mayoritas beragamakIslam. 

Setiap negara harus menetapkan standar tertentu untuk mengangkat seseorang 

yang dapat dinyatakan bahwa mereka sudah mencapai derajat mujtahid (orang 

yang berhak merumuskan ijmak) dan memberikan ijazah (surat legalitas) mujtahid 

terhadap seseorang yang dianggap pantas untuk mencapai derajat tersebut. 

Berdasarkan klasifikasi tersebut semua mujtahididi dunia yang mayoritas Islam 

dapat ditemukan.
5
 

Di era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, 

pendapat yang dikemukakan oleh Abd. al-Wahha>b Khalla>f tersebut sangat 

mungkin terjadi. Meskipun para mujtahid bertebaran di seluruh permukaan bumi, 

mereka akan dapat dipertemukan dalam satu masa tertentu untuk membicarakan 

masalah hukum atau setidaknya untuk menghimpun pendapat mereka. 

Menurut Abd. al-Wahha>b Khalla>f, ijmak mungkin dapat terjadi apabila 

masalahnya diserahkan kepada pemerintah. Sebagai uli al-amr, pemerintah dapat 

mengetahui para mujtahidnya dan dapat menentukan mujtahid suatu bangsa yang 

dapat disepakati oleh mujtahid seluruh dunia Islam, baik didasarkan pada 

kesepakatan penuh, maupun  kesepakatan mayoritas.
6
 

Allah menurunkan Al-Qur‟an dengan menggunakan Bahasa Arab, 

sehingga mayoritaseorang Arab memahami makna dari ayat-ayat suci Al-Qur‟an. 

Namun, antara sahabat yang satu dengan lainnya beraneka ragam dalam 

memahami kandungan ayat suci Al-Qur‟an. Jika terdapat kejanggalan yang tidak 

                                                      
5
Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm al-’Usul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Hadith, 2003) 54. 

6
Ibid: 54. 
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bisa dipahami, mereka langsung menanyakannya  kepada Nabi Muhammad SAW. 

Pada masa  itu, mereka sama sekali tidak menemukan permasalahan yang besar 

karena semuanya dapat langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Pada masa 

itu tidak seorang pun dari para sahabat yang berani menafsirkan Al-Qur‟an selain 

Rasulullah SAW.
7
 

Setelah Rasulullah SAW. wafat, mereka berijtihad dan berani menafsirkan 

ayat-ayat Al-Qur‟an. Tercatat sekitar sepuluh orang mufasir terkenal yang berasal 

dari kalangan sahabat, yaitu: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Abbas, 

Abdullah bin Mas‟ud, Ubay bin Ka‟ab, Zaid bin Tabit, Abu Musa Al„As‟ari, dan 

Abdullah bin Zubair. Namun, diantara mereka yang paling banyak menafsirkan 

Al-Qur‟an adalah Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas‟ud, dan Abdullah bin 

Abbas.
8
 

Para tokoh tafsir dari kalangan sahabat yang disebutkan di atas 

mempunyai beberapa murid dari kalangan para tabi’i>n. Secara otomatis, lahirlah 

tokoh-tokoh tafsir baru, khususnya di kota-kota tempat mereka tinggal, seperti 

Sa‟id  bin Jubair dan Mujahid bin Jabr di Makkah, yang waktu itu berguru kepada 

Ibnu  Abbas.Muhammad bin Ka‟ab, Zaid bin Aslam di Madinah, yang ketika itu 

berguru kepada Ubay bin Ka‟ab, Al-Hasan al-Basri, Amir Al-Sya‟bi di Irak, yang 

ketika itu berguru kepada Abdullah bin Mas‟ud.
9
 

Kegiatan belajar mengajar tersebut berjalan terus-menerus sehingga para 

                                                      
7
Al-Suyuti, al-Itqa>n fi Ulu>m al-Qur’a>n (Beirut: Dar al-Fikr, 1987),  Juz 2, 183. 

8
 Ah}mad Mustofaal-Maraghi, Tafsir al-Mara>ghi (Beirut: Dar al-Fikri, 1988) Juz 1, 6. Sedangkan 

menurut Abdal-Rohman, sahabat yang paling banyak menafsirkan al-Qur‟an adalah: Ibnu „Abbas, 

Ibnu Mas‟ud, Abu Musa al-Ash‟ari, Ubay bin Ka„ab, Zaid bin Thabt, „Aishah, Abu Bakar, „Umar, 

Uthman dan „Ali. Abdur Rohman, Tafsir Sahabat; Fakta Sejarah Penafsiran al-Qur‟an Ala 

Sahabat Nabi (Kediri: Parafrasa, 2015). 35. 
9
 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran (Bandung: Mizan, 2001), 71. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

5 
 

 

ulama, khususnya para mufasir tidak hanya membaca Al-Qur‟an (lafadnya), tetapi 

mereka mampu memahami (menafsirkan Al-Qur‟an) dan mengontekstualisasikan 

ke dalam nilai-nilai praktis, sehingga memiliki semangat untuk selalu berusaha 

mempelajarinya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Al-Qur‟an 

memberikan pengaruh yang luas dan mendalam terhadap jiwa danitindakan 

manusia.
10

 

Para mufasir berusaha untuk dapat menangkap nilai-nilai yang terkandung 

dalam Al-Qur‟an. Akan tetapi, karena berbagai macam faktor dan latar belakang 

yang mereka miliki, lahir beberapa paradigma, perspektif, dan metode penafsiran 

sendiri. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri jika terjadi berbagai variasi hasil 

penafsiran (keragaman). Dalam kerangka hukum Islam, menafsirkan Al-Qur‟an 

merupakan fardhu kifayah. Sedangkan, mengamalkan Al-Qur‟an adalahifardhu 

„ain.
11

 

Para ulama sangat antusias dalam memahamisAl-Qur‟an walaupun hasil 

dari pemahaman mereka sangat beragam. Merupakan karunia  apabila para ulama 

memiliki kesepakatan yang sama dalam memahami ayat-ayatqAl-Qur‟an atau 

makna dari sebuah ayat. Kesepakatan itulah yang disebut ijmak dalam 

tafsir.
12

Ijmak dalam tafsir selalu berhubungan dengan tafsir para sahabat, para 

tabiin, dan juga para ulama. Dengan demikian, pembahasan ijmak dalam tafsir 

berkenaan dengan makna ayat tertentu yang memiliki kesepakatan makna dari 

                                                      
10

 Muh}ammad al-Ghazali, Al-Qur‟an Kitab Zaman Kita, Terj.oleh Masykur Hakim dan Ubaidillah 

(Bandung: Mizan, 1996(, 34-35. 
11

 Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, Metodologi Tafsir al-Qur‟an (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), 27-28. 
12

 Ahmad Sa‟ad al-Khatib, Mafa>tih al-Tafsir (Riyad: Dar al-Tadmiriyah, 2010), 43. 
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para mufasir.
13

 

Pembahasan tentang ijmak dalam tafsir hanya terdapat dalam tiga buku, 

yaitu pertama, al-Ijma>’ fi> al-Tafsi>r karya Muhammad bin Abd. Al-Aziz Ahmad 

Al-Khudari. Kedua, Ilmu al-Tafsir (Usu>luh wa Mana>hijuh) karya Muhammad 

Afifuddin Dimyati|. Ketiga, Irsha>d al-Da>risi>n ila> Ijma>’ al-Mufassiri>n karya 

Muhamad Afifuddin Dimyati. 

Buku yang pertama, yaitu Ijma>’ fi> al-Tafsi>r membahas secara umum 

tentang ijmak dalam tafsir. Bab pertama dalam buku tersebut membahas tentang 

ijmak berdasarkan disiplin ilmu ushul fiqh, yang meliputi: pengertian ijmak, 

kedudukan ijmak, tingkatan ijmak, faedah ijmak, dan kehujjahan ijmak. Dalam 

buku tersebut Khudari mengumpulkan beberapa penafsiran ayat yang telah 

ditetapkan oleh para mufasir sebagai ijmak dalam tafsir mereka. Khudari juga 

membahas dengan menggunakan pisau analisis kaidah-kaidah yang telah 

ditetapkan oleh para ulama us}u>l al-fiqh.
14

 

Buku yang kedua merupakan ringkasan dari buku yang pertama. Hanya 

buku ini yang membahas ijmak dalam tafsir yang dikategorikan sebagai salah satu 

ranah kajian ulum Al-Qur‟an. Buku yang ketiga berisi ringkasan dari contoh-

contoh ijmak dalam tafsir, yaitu hanya memuat ijmak s}ah}i>h} yang mengambil dari 

buku yang pertama.
15

 Namun, ketiga buku tersebut belum membahas secara 

spesifik tentang ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi. 

Secara umum, dalam tafsir terdapat berbagai macam metode dan bentuk 

                                                      
13

Ibid., 43 
14

Muhammad bin „Abd al-Aziz  bin Ahmad al-Khudari, al-Ijma>’ fi> al-Tafsi>r (Tesis Jami‟ah al-

Ima >m Ibnu Sa‟ud al-Islamiyah, Riyad{, 1416), 11. 
15

Dimyati, Muhammad ‘Afif al-Din, ‘Irsha>d al-Da>risi>n ila> Ijma>‘ al-Mufassiri>n (Sidoarjo: Lisan 

Arabi, 2016), 6. 
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pengungkapan ijmak. Adapun metode yang digunakan oleh Al-Qurtubi dalam 

menentukan ijmak dalam tafsirnya adalah menggunakn kata ajma„a, ittafaqa, la 

khila>fa, dan qa>la al-jumhu>r atau kata yang mendekati makna tersebut. Mungkin 

masih banyak terdapat ungkapan kata yang sepadan dengan para mufasir yang 

mengungkapkan suatu pendapat yang disepakati bersama atau hanya mayoritas 

saja. 

Perbedaan term ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi dapat ditentukan 

berdasarkan „partner kata‟ setelah redaksi ijmak tersebut, bukan pada bentuk 

ungkapan ijmak (seperti kata ajma‟a) atau kata lain yang maknanya sepadan. 

Sedangkan, sikap Al-Qurtubi dalam penukilan ijmak tidak hanya menerima begitu 

saja. Akan tetapi, mengkritik, bahkan terkadang menolaknya. 

Al-Qurtubi terkadang hanya menukil dari ulama sebelumnya, seperti  

menafsirkan surah Al-Baqarah: 226, dia menukil dari Ibn Mundir.
16

Contoh, 

makna kata fa>’u adalah kembali rujuk, tetapi Ibnu Mundhir
17

 mengatakan  bahwa 

makna fa>’u adalah jimak (bersetubuh).  Bagi orang yang tidak memiliki udhur, 

seperti sakit, gila, atau yang sejenisnya ketika udhurnya telah hilang, (seperti 

datang dari bepergian, sembuh dari sakit, atau bebas dari penjara, jika tidak fa>’u 

(bersetubuh), maka jatuhlah talak
18

. Sedangkan, Abd. Al-Malik berpendapat 

dalam mudawwanah dan mabsu>t bahwa  apabila tidak fa>’u maka terjadi talak 

                                                      
16 قاؿ ابن الدنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أف الفيء الجماع لدن لا عذر له، فإف كاف له عذر  -الثامنة عشرة

مرضه، أك انطلاقه من  مرض أك سجن أك شبه ذلك فإف ارتجااعه صحيح كهى امرأته، فإذا زاؿ العذر بقدكمه من سفر  أك إفاقته من
 lebih lengkapnya baca Abu „Abd Allah Muhammad bin .سجنه فأبى الوطي فرؽ بينهما إف كانت الددة قد انقضت

Ahmad bin Abu Bakr ibn Farh al-Ansari al-khazraji al-Andalusi  Al-Qurtubi, al-Ja>mi’ li Ah}ka>m al-
Qur’a>n Jilid 2, Juz 3 (Beirut }: Dar al-Fikr, 2011) 74.   
17

AbuBakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir terkenal denga sebutan Syekh al-Haram yaitu 

seseorang pakar fikih dan mujtahid.Lihatal-Sir 14/490, T{abaqa>t al-Sya>fi’iyah 3/120. 
18

Al-Qurtubi, al-Ja>mi’ li> Ahka>m al-Qur’a>n Jilid 2, Juz 3(Beirut }: Da>r al-Fikr, 2011) 74.   
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ba>’in.
19

 

Di dalam surah Al-Baqarah [2], ayat: 230 kata yang berbunyi  fa in 

tallaqaha, menurut Al-Qurtubi bermakna talak ketiga. Dalam tafsir tertulis: “wa 

hadha> majma’ alaih la khila>f fi>h‛20
. Hal itu,  menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan penafsiran dari mufasir yang lain atau ijma>’ s}ah}i>h}. Selain itu, dalam 

menafsirkan kata tersebut, dia tidak hanya menukil. Akan tetapi,  juga 

menyebutkan perbedaan dari makna lafal yang sudah disepakati mufasir. 

Keunikan lain dari Al-Qurtubi adalah tak jarang mengkritik kesepakatan para 

mufasir  terhadap makna ayat tertentu. Seperti dalam surah Al-Baqarah [2] ayat: 

57 lafal salwa diartikan oleh Ibnu Atiyah dengan makna beragam dan sudah 

menjadi ijma>’ al-mufasiri>n. Namun, Al-Qurtubi membantahnya dan memberikan 

arti  lafal salwa adalah madu yang berasal dari bahasa Kunanah.
21

 

Kajian ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi berhubungan dengan ayat-ayat 

hukum dan tafsir al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m al-Qur’a>n yang merupakan salah satu kitab 

tafsir yang memiliki corak fiqih (lawn al-fiqh), sehinggassangat relevan untuk 

dilakukan analisis tentang hukum yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Qur‟an.  

Pada awalnya, masalah ijmak berada pada wilayah fikih. Akan tetapi, 

berselang waktu  masuk wilayah tafsir. Secara epistemologi, ijmak dalam tafsir 

masih belum baku. Oleh karena itu, tafsir Al-Qurtubi dipilih sebagai bahan  kajian 

                                                      
19

Ibid: 75 
20

 ibid: 98.berikut kutipan langsung: 

عباس ، كلا خلاؼ فيه. قاؿ ابن الدنذر : أجمع أهل العلم أم الدرأة كالزكج الأكؿ ، قاله ابن {فىلا جينىاحى عىلىيٍهًمىا}يريد الزكج الثاني.  {فىإًفٍ طىلَّقىهىا}قوله تعالى : 
ند  على على أف الحر إذا طلق زكجته ثلاثا بٍ انقضت عدتها كنكحت زكجا آخر كدخل بها بٍ فارقها كانقضت عدتها بٍ نكحت زكجها الأكؿ أنها تكوف ع

 ثلاث تطليقات
21

Ibid.,286. 
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dengan pertimbangan: Pertama, tafsir Al-Qurtubi memiliki corak fiqhi (ahkam). 

Akan tetapi, persoalan ijmak didominasi oleh kajian fikih. Kedua, karakter 

penyusunan tafsir Al-Qurtubi berdasarkan masalah demi masalah. Misalnya, suatu 

ayat terdapat sepuluh masalah yang diperdebatkan. Kemudian, Al-Qurtubi 

menjelaskan titik tertentu yang dinyatakan sebagai hasil dari ijmak.  

Oleh karena itu, perlu adanya kajian secara mendalam tentang 

epistemologi ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi yang berusaha memahami proses cara 

terjadinya ijmak, dasar-dasar, batas-batas, keabsahan dan keandalan, serta 

hubungannyandengan kebenaran. Lebih tegas lagi, epistemologi menyangkut 

hakikat, sumber, metode, dan kriteria kebenarann yang merupakan 

penyelidikanafilosofis mengenai pengetahuan manusia.
22

 

Diantara ciri khusus dari epistemologi adalah penekanan pada suatu 

kenyataan bahwa seluruh manusiasdapat merasa yakin, bahkan juga oleh orang 

yang mengalami  keraguan sekalipun. Epistemologi disusunuuntuk menghindari 

atau menjauhkan diriddari sifat keragu-raguan. Epistemologi pada pembahasan ini 

untuk menguji seseorang dapat memahami ijmak dalam tafsir dan membangun 

kembali pondasi yang kokoh untuk merumuskan peristilahan ijmak dalam tafsir 

yang diakui oleh para intelektual. 

Dengan demikian, tujuan utama pembahasan epistemologi dalam tafsir 

tersebut adalah agar seseorang dapat keluar dan terhindar dari sikap keragu-

raguan, sikap ketidaktahuan (ignorance), dan menggantikkepercayaan (beliefs) 

yang tidak didukungooleh data yang memadai dan lengkap menjadi suatu konsep 

                                                      
22

 Syamsul Anwar, Epistemologi Hukum Islam dalam Mustasfa min „Ilmi al-Usul Karya al-

Ghazali(Yogyakarta: Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, 2000), 15-16.  
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atau teori yang matang.  

Secara umum, orientasi yang dimiliki oleh berbagai macam aliran 

epistemologi modern adalah mempertentangkanesecara tegas antaraddunia 

“subyek” dan “obyek”, yakni berupa perbedaan yang tajam antara “akal pikiran 

manusia yang memiliki sifat dapat mengetahui” (knowing subject) dan “dunia 

luar” (the external word) yang selalu dijumpai setiapahari agar diupayakan 

untukodiketahui dan dipahami.
23

 

Di dalam dunia pemikiran muslim,asetidaknya terdapat tiga jenis teori 

pengetahuian. Pertama, pengetahuan rasional yang dikembangkan oleh Al-Farabi, 

Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufayl, Ibnu Rusyd, dan lain-lain. Kedua, 

pengetahuan indriawi. Ketiga, pengetahuan kasyf (instuisi) yang diperoleh melalui 

ilham. Jenis teori pertama dan ketiga dominan dalam dunia pemikiran muslim. 

Sedangkan,  jenis teori kedua sedikit yang menggunakannya meskipun banyak 

ayat Al-Qur‟an yang menjelaskanutentang perolehan ilmu melalui indra.
24

 

Dalam dunia Islam yang berkembang dengan nalar Arab, epistemologi 

menurut M. Abid Al-Jabiri bisa dibedakan menjadi tiga macam: bayani, irfani, 

dan burha>ni>. Epistemologibbaya>ni> menjadikan nash, ijmak, dan ijtihad sebagai 

rujukan utama dalam usaha menemukan pengetahuan tentang ajaran agama. 

Epistemologi ‘irfa>ni>’ menjadikan segala sesuatu yang bersifat kashf sebagai satu-

satunya jalan untuk menemukan pengetahuan melalui ilham. Epistemologi 

‘burha>ni>’ berkaitan dengan kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan 

yang didapat melalui pengalaman indra, pengalaman empiris, serta pemikiran 

                                                      
23

 M. Amin Abdullah, Islamic Studies (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 119. 
24

 Idri, Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam (Jakarta: 

Prenadamedia, 2015), 19-20.  
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rasionalnya.
25

 

Epistemologi merupakan suatu alat penghubung masa silam sebagai 

cabang ilmu filsafat yang digunakan untuk mempelajari batas-batas pengetahuan. 

Epistemologi juga merupakan teori pengetahuan yang membahas tentang berbagai 

macam segi ilmu pengetahuan, seperti kemungkinan, asalmmula, sifat alami, 

batas-batas, asumsiddanllandasan, validitas, dan reliabilitas sampai pada 

permasalahan kebenaran.
26

 

Pembahasan tentang epistemologi berhubungan dengan bagaimanaccara 

memperoleh ilmuppengetahuan, mengolah, menganalisis, membentuk suatu teori, 

prostulat, dan paradigmattertentu. Epistemologi merupakan suatu disiplin ilmu 

yang bersifat evaluative, normative, dan kritis. Disebut evaluatif karena 

epistemologi bersifat dapat menilaikapakah suatu keyakinan, sikap, pernyataan, 

pendapat, atau teori pengetahuan dapat dibenarkan, dijamin kebenarannya, atau 

memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. Bersifat normatif 

karena epistemologi dapat menentukan norma atauhtolok ukur kebenaran 

pengetahuan.
27

 

 Sebagai cabangeilmu filsafat, epistemologi tidak hanya memberikan 

deskripsitatau paparan tentang bagaimana proses manusia mengetahui sesuatu 

dapat terjadi, tetapi membuat penentuan sesuatu yang betul dan keliru berdasarkan 

norma epistemologi serta bersifat kritis karena mempertanyakan dan menguji 

                                                      
25

 M. Abid al-Jabiry, Bunyah al-Aql al-„Arabi> (Beirut: Markaz Dirasat Al-Arabiyyah, 1990), 373. 
26

 The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu (Bandung: Rosdakarya, 2004), 83. 
27

R. Harre, The Philosophy Of Science: An Introductory Survey (New York: Oxford University 

Press, 2007), 2. 
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kebernalaran cara ataupun hasil kegiatan manusia.
28

 

Secara teknis, epistemologi dalam kajian ini difokuskan pada cara-cara 

memperoleh ilmu pengetahuan, baik melalui datasempiris, analisisurasional, 

maupun gabunganoantara keduanya. Tiga cara tersebut merupakan suatu metode 

yang lazim digunakan dalam upaya untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan. 

Epistemologi dengan nuansa inilah yang dimaksud oleh John A. Hughes: “it is 

concerned with philosophical claims about the way in which the world is known 

to us and, as such, clearly involves issues about the nature of knowledge it self.”
29

 

Inti persoalan dalam epistemologi, yaitu cara (the way) yang melibatkan metode-

metode untuk memperoleh pengetahuan, baik yang dapat, maupun diusahakan 

untuk dapat diketahui oleh manusia yang mencakup cara-cara memperoleh 

ilmujpengetahuan. 

Epistemologi merupakan suatu cabang ilmu filsafatiyang berhubungan 

dengan hakikatidan lingkupapengetahuan yang memuat tiga pembahasan utama, 

yang meliputi; sumber pengetahuan, metode pengetahuan, dan tolak ukur 

validitasipengetahuan. Begitu juga, tafsir memiliki tiga pembahasan utama, yaitu  

proses pemikiran,  ilmu penafsiran, dan hasil produk dari proses penafsiran. Tafsir 

bisa dipahami sebagai ilmu yang digunakaniuntuk menemukan pemahaman dan 

menjelaskanomakna-makna yang terkandung dalam Al-Qur‟an sesuai kemampuan 

manusia. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan “epistemologi tafsir” ialah 

konsep atau teori pengetahuan mengenai sumber, metode, dan validitas peafsiran. 

                                                      
28

 J. Sudarminta, Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan (Yogyakarta: Kanisius, 

2002), 18.  
29

 John A. Huges, The Philosophy Of Social Research (New York: Longman Publishing New 

York, 1999) 5 
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Dalam hal ini epistemologi berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan, 

sumber, metode, syarat-syarat untuk memperoleh, dan kepastian dalam 

pengetahuan (validitas).
30

 

Ijma>’ fi> al-tafsi>r adalah kesepakatan para ahli tafsir dari satu masa tertentu 

yang berkaitan dengan penafsiran satukayat atau beberapa ayat Al-Qur‟an. 

Biasanya, para ahli tafsir mengunakan kalimat :‚ajma’a al-mufassiru>n ala kadha>‛ 

atau lafal yang mendekati makna kalimat tersebut.
31

Oleh karena itu, penelitian ini 

menitik beratkan pada kajian tentang teori ijmak dalam tafsir yang berawal dari 

ijmak dalam kajian us}u>l al-fiqh dan al-fiqh menjadi kajian dalam ulu>m Al-Qur’a>n 

dan  al-Tafsi>r. 

Sebagaimana yang sudah ditegaskan dalamibuku Ijma>’ fi> al-Tafsi>r  

karangan Muhmmad Ibn Abd. Al-Aziz bin Ahmad Al-Khudari, menyebutkan 

bahwa belumlada seorangpun yang pernah membahas ijmak dalam tafsir selain 

dirinya. Oleh karena itu, pengembangan kajian ini sangat penting terutama dalam 

membahas pemikiran tokoh tertentu, sehingga menemukan sumber dan metode-

metode tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dikaji lebih jauh tentang 

“Epistemologi Ijmak dalam Tafsir al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m al-Qur’a>n Karya Al-

Qurtubi.” 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas, ada beberapa masalah yangadapat 

                                                      
30

 Irfan Abd al-Hamid Fattah, Ma’a>lim Naz}a>riya>t al-Ma’rifah fi al-Qur’a>n al-Kari>m (Amman: 

Maktab al-Urdun, 2000), 151. 
31

Ibid., 52.  
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diidentifikasi, antara lain: 

1. Epistemologi mengacu pada adanya tahapan evolusi pengetahuan secara 

gradual; mulai dari menentukan praduga (presumption), nalar 

rasionalu(plausibility), kemungkinanu(probability), keraguan (skepticism) 

sampai justifikasi persoalan (justification).  Namun,  masalah pokok dan 

tahapan ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi masih belum jelas. 

2. Dalam tafsir Al-Qurtubi terdapat banyak pembahasan tentang ayat-ayat yang 

berhubungan dengan ijmak dalam masalah hukum. Akan tetapi, hal itu belum 

ada  pembahasan secara khusus walaupun munculnya ijmak berawal dari 

kajian ayat-ayat tersebut secara umum. 

3. Sebagian ulama tafsir memiliki kesepakatan terhadap makna ijmak dalam 

memahami ayat-ayatkAl-Qur‟an. Namun, kesepakatan tersebut masih belum 

ada penjelasan secara  rinci, baik dari segi metode, maupun bentuk lafalnya, 

khususnya epistemologi ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi. 

4. Sebagian ulama menjadikan ijmak sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. 

Akan tetapi, belum ada pembahasan mengenai klasifikasi ijmak dalam tafsir 

Al-Qurtubi secara detail dan terperinci. 

Dari beberapa masalah di atas, penelitianeini dibatasi pada tiga 

masalah,yaitu: 

1. Epistemologi ijmak dalam tafsir; 

2. Epistemologi  ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi; 

3. Validitas ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

15 
 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana epistemologi ijmak dalam tafsir? 

2. Bagaimana epistemologi ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi? 

3. Bagaimana validitas ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi? 

 

D. Tujuan Penelitian. 

Sesuai denganorumusan masalah tersebut, penelitianiini memiliki tiga 

tujuan  yaitu:  

1. Untuk menemukan epistemologi ijmak dalam tafsir. 

2. Untuk menemukan ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi. 

3. Untuk menemukan validitas ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoretis, maupun 

praktis. 

1. KegunaanTeoretis  

Secara teoretis,apenelitian ini berguna untuk memahami epistemologi 

ijmak dalam tafsir yang terkumpul dalam satu karya. Seorang pengkaji diharapkan 

mampu meminimalisasi kesalahan dalam menafsirkan firman Allah SWT.serta 

dapat menambah khazanah kajian ilmulAl-Qur‟an dan tafsir. Selain itu, ijmak 

masih jarang dikaji dalam ilmu Al-Qur‟an dan tafsir sebab kebanyakan ijmak  
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masih dalam kajian us}u>l al-fiqh dan fikih. Hadirnya kajian ini bertujuan untuk 

memudahkan para akademisi dalam mengkaji ilmu Al-Qur‟an dan tafsir, 

terutamalpada saat memahami ayat yang maknanya disepakati oleh beberapa 

ulama tafsir, sehingga memiliki arti yang sama. 

2. Kegunaan Praktis  

 Penelitian tentang ijmak dalam tafsir berguna untuk mengaplikasikan 

ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi dari segi epistemologi, metode penafsiran, 

pengambilan sumber rujukan, validitas tolak ukur kebenaran, kekuatan nalar 

mufasir yang tertuang pada karyanya, dan beberapa aspek penting yang layak 

untuk dijadikan sumber referensi kajian ijmak dalam tafsir. 

Dengan adanya karya ini diharapkan dapat menghidupkan kembali nilai-

nilai Qur’a>ni> secara praktis dan mengimplementasikan  dalam kehidupan sehari-

hari, serta memiliki pemahaman yang benar, khususnya bagi mereka yang 

mengkaji dan mendalamiaAl-Qur‟an tentang makna suatu lafal atau suatu ayat. 

  

F. Kerangka Teoritik 

Untuk menjawab tiga rumusan masalah dalam penelitian disertasi ini 

secara detail, maka digunakan dua kerangka teoretis sebagai berikut: 

1.Teori Epistemologi 

Epistemologi bermanfaat untuk menelusuri asal, struktur, metode, dan 

validitas pengetahuan (the branch of philosophy which investigates the origin, 
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structure, methods, validity of knowledge)
32

. Istilah ini pertama kali 

diperkenalkan oleh J.F. Ferrier pada tahun 1854 M. Dalam bukunya ia 

menuliskan perbedaan dua cabang filsafat: epistemologi dan ontologi. 

Epistemologi berbeda dengan logika. Logika adalah sains formal yang berkenaan 

dengan prinsip penalaran-penalaran yang sahih.
33Epistemologi adalah teori 

danisistem pengetahuan yang berhubungan dengan ‚the nature of knowledge‛ 

(hakekat pengetahuan), ‚the origin of knowledge‛ (sumber pengetahuan), dan 

yang terakhir adalah ‚validity of knowledge‛ (validitas pengetahuan). 

2.Teori Ijmak 

Terdapat beberapa perbedaan rumusan tentang ijmak. Perbedaan tersebut 

terletak pada siapa yang berhak untuk melakukan kesepakatan dan masalah apa 

saja yang dapat dikategorikan dalam lingkup pembahasannya. 

Pertama, ijmak menurut Al-Ghazali adalah suatu kesepakatan umat 

Muhammad SAW. secara khusus terhadap suatu urusan agama.
34

 Dalam hal ini, 

istilah umat Muhammad masih memiliki pemahaman secara umum, yaitu seluruh 

umat Nabi Muhammad atau hanya sebagian umat. Pandangan Imam Al-Ghazali 

tersebut mengikuti pandangan Imam Syafi’i yang menetapkan ijmak  sebagai 

kesepakatan umat. Hal itu, didasarkan pada keyakinan bahwa yang terhindar dari 

kesalahan adalah umat secara keseluruhan dan bukan perorangan.
35

 

Kedua, kesepakatan tentang ijmak hanya dikhususkan bagi kalangan ahl 

                                                      
32

 A.M.W. Pranarka, Epistemologi Dasar, (Jakarta: Center For Strategic And International 

Studies, 1987) 3 
33

 Juhaya S. Praja, Filsafat Dan Metodologi Ilmu Dalam Islam, (Bandung: Teraju, 2002) 149 
34

 Abu Hamid Muhammad bin al-Ghazali al-Tusy, al-Mu }tashfa min „Ilm al-Us}u>l (Bairut: 

Muassasah al-Risalah, 1997), 286. 
35

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Jilid 1, 113. 
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al-‘ilm (ulama fikih), seperti kesepakatan mereka dalam perincian hukum shalat 

dan sebagainya. Segala sesuatu yang ditetapkan wajib bagi orang awam untuk 

menerimannya. Al-Ghazali mengatakan bahwa  kalau orang awam berbeda 

pendapat tentang suatu kasus yang telah disepakati para ulama dalam suatu 

waktu,  hal itu tetap dikatakan ijmak.
36

 

Pembagian yang pertama, (ijmak adalah suatu kesepakatan umat 

Muhammad SAW. secara khusus atas suatu urusan agama) akan selalu 

berhubungan dengan nash-nash yang qat}’i (yang pasti) dan yang sudah ma‘lu>m fi 

al-di>n bi al-dlaru>rah (seseorang wajib menerimanya), seperti sumber wajibnya 

shalat, zakat, dan puasa adalah qat}‘i dan pasti dalalahnya. Sedangkan, pembagian 

yang kedua, (kesepakatan tentang ijmak hanya dikhususkan bagi kalangan ahl al-

‘ilm atau ulama fikih) adalah ijmak khawas (ijmak orang-orang khusus).  

Sebagaimana yang dikatakan Al-Ghazali bahwa mereka yang masuk dalam 

wilayah itu hanyalah orang-orang tertentu yang diakui keilmuannya.
37

 

Seorang ulama sha>fi’iyah, al-Amidi merumuskan ijmak sebagai berikut: 

اؽ جملة أهل الحل ك العقد من أمة محمد بَ عصر من الأعصار على الإجماع عبارة عن اتف
 حكم كاقعة من الوقائع 

Ijmak adalah kesepakatan sejumlah ahl al-h}al al-aqd (para mujtahid yang 

kompeten dalam hukum-hukum syariat) dari umat Muhammad saw. pada suatu 

masa atas hukum suatu perkara.
38

 

  Sementara itu, ulama Syi’ah mengungkapkan  definisi ijmak yang 

berbeda secara substansial. Mereka tidak menitikberatkan pada kata ‚semua‛, 

                                                      
36

Abu Hamid  Muh}ammad bin al-Ghazali al-T }usy, al-Mustas}fa>  min „Ilm al-Us}u>l, 290 
37

 Sa‟di Abu Habieb, Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijmak, Terj. Sahal 

Mahfudz dan Mustofa Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), X/ II. 
38

 Imam al-„Alamah Ali bin Muh }ammad al-„Amidi, al-Ihka>m fi Us}u>l al-Ahka>m (Riyad }: Dr al-

Somi‟i, 2003 ), Juz 1, 181. 
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tetapi cukup pada kelompok atau beberapa orang asalkan kelompok itu 

mempunyai wewenang dalam menetapkan hukum. Untuk tujuan ini, ulama 

Syi’ah merumuskan definisi ijmak sebagai berikut:  

 39اتفاؽ جماعة لاتفاقهم بَ إثبات الحكم الشرعى
‚Kesepakatan suatu komunitas dalam menetapkan hukum syari’at‛ 

  Berdasarkan definisi tersebut, ulama Syi’ah tidak mengharuskan 

kesepakatan menyeluruh. Akan tetapi, cukup dengan kesepakatan kelompok 

karena menurut mereka kesepakatan kelompok ini bukan untuk menetapkan 

hukum tersendiri di luar apa yang ditetapkan oleh Al-Qur’an dan Hadis. Bagi 

mereka, ijmak itu hanya untuk menemukan adanya sunnah, yaitu ucapan atau 

perbuatan yang dianggap ma’s}u>m atau terbebas dari dosa. Menurut mereka, 

orang-orang yang ada di level itu adalah Nabi Muhammad dan ahl al-bayt 

(keturunan nabi dari Fatimah serta Hasan dan Husen).
40

Menurut Abd. al-Wahha>b 

Al-Khalla>f, ijmak adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa 

setelah rasul wafat atas suatu hukum syara’ mengenai suatu perkara.
41

 

  Pada umumnya, teori ijmak dibahas dalam kajian us}u>l al-fiqh dan al-fiqh, 

Berawal dari kajian teori tersebut, para ulama tafsir dalam memahami makna 

suatu ayat Al-Qur’an memiliki pandangan makna yang sama (ijmak). Mereka 

mengambil teori dari ‚ijmak dalam us}u>l al-fiqh‛, sehingga munculah istilah 

‚ijmak dalam tafsir,‛ yaitu suatu kesepakatan para ahli tafsir dari satu masa 

tertentu yang berkaitan dengan penafsiran satu ayat atau beberapa ayat Al-

                                                      
39

Shaikh al-Tàifah Abu Ja’far Muhammad ibn Hasan ibn Ali al-Tusi, al-Mabsu>t fi Fiqh al-
Ima>miyyah, (Taheran, al-Maktabah al-Murtd}ayyah li Ihya’ al-Athar al-Ja’fariyyah, t. th), juz 1,  

70 
40

Ibid: 74 
41

 Wahbah al-Zuhayli, al-Waji>z fi> Us}u>l al-Fiqh,(Beirut: Dar al-Fikr, 1999)24.  
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Qur’an. Biasanya, para ahli tafsir mengunakan kalimat,‚ajma’a al-mufassiru>n ala 

kadza>‛, atau lafadz yang mendekati makna kalimat tersebut.
42

Oleh karena itu, 

penelitian ini difokuskan pada kajian tentang teori ijmak dalam tafsir, yang 

berawal dari sebuah istilah tentang teori ijmak dalam kajian keilmuan para 

mufasir yang memiliki perhatian besar terhadap ijmak dalam berbagai macam 

keilmuan, baik dalam ranah kajian akidah, fiqih, tafsir, bahasa, maupun  sejarah.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka teori 

epistemologi, yaitu dengan  cara menelusuri asal-usul ijmak dalam tafsir, metode, 

serta bentuk dan validitasnya dapat mentransformasikan ijmak dalam ranah 

kajian ushul fikih menjadi ranah kajian ijmak dalam tafsir secara komprehensif. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang tafsir Al-Ja>mi’ li Ahka>m Al-Qur’a>n karyalAl-Qurtubi 

dan epistemologi tafsir telah banyak dilakukan, yaitu dengan meneliti dari 

berbagai hal, antara lain : 

Abdul Mustaqim menulis disertasi berjudul “Epistemologi Tafsir 

Kontemporer,” pada tahun 2012 berhasil memetakan perkembangan epistemologi 

tafsir ke dalam tiga periode, mulai dari era pertama kali Al-Qur‟an diturunkan 

hingga era kontemporer, yaitu pertama era formatif dengan nalar mistis, kedua era 

afirmatif dengan nalar ideologis, dan yang ketiga era reformatif dengan nalar 

                                                      
42

Muhammad bin „Abd al-Aziz  bin Ah}mad al-Khudari, al-Ijma>’ fi> al-Tafsi>r (Tesis Jami‟ah al-

Imam Ibnu Sa‟ud al-Islamiyah, Riyad {, 1416), 52 
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kritis.
43

. 

Abd. Wahed Gufron
44

pada tahun 2017 M. meneliti tentang tafsir Al-

Qurtubi dengan judul “Konstektualisasi Hijrahodan Jihad di Era Modern 

(StudioTafsir al-Ja>mi’ li Ahka>m Al-Qur’a>n  karya Al-Qurtubi).” Penelitian 

tersebut menghadirkan ayat-ayat pilihan yang berkenaan dengan makna hijrah dan 

jihad dalam kitab Tafsir al-Ja>mi’ li Ahka>m Al-Qur’a>n  karya Al-Qurtubi. 

Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar pada tahun 2017 telah berhasil 

meneliti tentang ‚Epistemologi Tafsir al-Ja>mi’ li Ahka>m Al-Qur’a>n karya Al-

Qurtubi.‛ Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa sumber penafsiranya 

merupakan perpaduan antara bi al-ma’thu>r dan bi al-ra’y, yaitu perpaduan antara 

tekstual dan kontekstual dizamannya.
45

 

Beberapa literatur di atas, belum ada yang membahas secara khusus dan 

sistematis tentang epistemologi ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi. Padahal, dalam 

tafsir ini ditemukan ijmak yang banyak, terutama ketika berhubungan dengan 

kajian ayat-ayat hukum. 

 

H. Metode Penelitian. 

Kata metode berasal dari bahasa Yunani methodos yang diartikanisebagai 

cara yangiteratur dan terpikir baik-baik dalam mencapaikmaksudidalam ilmu 

pengetahuan. Cara kerja yang sistematisamemudahkan pelaksanaan suatu kegiatan 

                                                      
43

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 

2012) 
44

Abd. Wahed Gufron, Konstektualisasi Hijrah dan Jihad di Era Modern: Studi Tafsir al-Ja>mi’ li 
Ah}ka>m al-Qur’a>n  Karya al-Qurtubi (Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).   
45

Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar, ‚Epistemologi Tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an 

karya al-Qurtubi‛, Kalam, Vol. 11, No. 2 (Desember 2017), 489-522 
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guna mencapai tujuan yang ditentukan.
46

 Dalam penulisan karya ilmiah, metode 

mutlak diperlukan karena dapat memberikan kemudahan peneliti dalam mencapai 

pengetahuan. 

Pembahasan epistemologi ijmak dalam tafsir menggunakan metode 

interpretasi. Metode interpretasimmerupakan suatu upaya untuk; (a) 

mengungkapkan suatu pesan yang terdapat dalam suatu teks yang dikaji, (b) 

menerangkan kandungan teks tersebut dengan memasukkan faktor dari luar, 

seperti menunjuk hal-hal yang mengelilingikatau melatarbelakanginya, dan  (c) 

menerjemahkan, yaitu memindahkan arti dan teori dalam kategori epistemologi.
47

 

Tahapan metode yang diaplikasikan dalam penelitianiini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian dan pendekatan 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), 

yaituppenelitian yang dilakukan dengan cara mencari suatu informasi yang 

bersumber dari buku serta berbagai kitab yang sudah berbentuk file dalam sebuah 

aplikasi komputer, seperti Al-maktabah Al-sh milah. Dengan menggunakan 

referensi-referensi tersebut, disertasi ini diharapkan mampu memberikan jawaban 

terhadap beberapa permasalahan yang diteliti. Namun, karena spesifikasi 

penelitian ini adalah seorang tokoh dan karya tafsirnya, maka fokus kajian pustaka 

ini ditujukan kepada pemikiran Al-Qurtubi tentang tema yang telah ditentukan. 

                                                      
46

 Nasrudin Baidan, Metode  enafsiran al-Qur‟ n: Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat yang 

Beredaksi Mirip (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), 54.Lihat juga,  Anton Baker, Metode-

metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), I, 10. 
47

 Cf. Poespoprojo, Interpretasi:Beberapa Catatan Pendekatan Filsafatnya (Bandung: Remaja 

Karya CV, 1987), 192-198. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

23 
 

 

Dalam sebuah kajian ilmiah, pendekatan penelitian sangat 

diperlukan,antara lain; untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi 

masalah yang diteliti. Selain itu, pendekatan juga dipakai sebagai cara untuk 

memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar pembuktian 

sesuatu.48 

Kajian ijmak dalam tafsir masih asing dalam literatur ulu>m al-Qur’a>n dan 

tafsir.  Akan tetapi, kajian ijmak sudah banyak dibahas dalam rumpun keilmuan 

us}u>l al-fiqh dan fiqh. Bahkan, istilah ijmak tersebut datang dari rumpun keilmuan 

tersebut. Oleh karena itu,  penelitian ini menggunakan pendekatan fikih (Islamic 

jurisprudence). 

Pendekatan fikih (Islamic jurisprudence) memiliki makna sama dengan 

metodologi yang didasarkan pada sudut pandang atau cara untuk melihat dan 

memperlakukan suatu masalah yang diteliti. Metodologi  meliputi berbagai 

macam teknik yang dilakukan dalam penelitian dan pengumpulan data. Dengan 

demikian, pendekatan atau metodologi bukan hanya diartikan sebagai sudut 

pandang atau cara melihat suatu permasalahan, melainkan juga mencakup 

pengertian metode-metode atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan 

pendekatan tersebut.
49

  

Untuk itu, urgensi dari penelitian dengan pendekatan fikih, yaitu: 1) Cara 

memahami Islam melalui ilmu (fikih), 2)Tujuan pendekatan fikih  untuk 

                                                      
48

 Teuku Ibrahim  Alfian, Dari Babad Dan Hikayat   Sampai Sejarah Kritis, (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 1987), 4. Kutipan ini di kutip kembali oleh Abdul Mustaqim dalam 

bukunya yang berjudul Epistimologi Tafsir Kontemporer. 
49

 Maman Kh, et al, Metodologi Penelitian Agama Teori Dan Praktek, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006), 94 
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mengetahui hukum-hukum syariat dalam bidang ‘amaliyah (praktis), 3) Cara 

untuk mengetahui hukum-hukum syariat pada bidang ‘amaliyah (praktis) dengan 

mencari dalil-dalil secara terperinci,4) Cara memahami Islam melalui hasil ilmu 

(produk ilmu fikih), 5) Memuat tentang kumpulan hukum-hukum syariat, dan 6). 

Ijtihad yang merupakan cara untuk memperolehnya.
50

 

Secara ringkas pendekatan fikih adalah usaha, cara, aktivitas, atau metode 

untuk menelaah, mengkaji, dan memahami agama Islam melalui kumpulan 

hukum-hukum syariat dalam bidang ‘amaliyah (perbuatan) yang dihasilkan 

melalui proses ijtihad berdasarkan  atas dalil-dalil (Al-Qur’an dan Hadis) secara 

terperinci.  

Sebagian dari kandungan Al-Qur’an memuat tentang ayat-ayat yang 

berhubungan hukum Islam.Jasser Auda membagi hukum Islam menjadi tiga, 

yaitu pertama, shari‘ah adalah Al-Qur’an dan Sunnah yang dipraktikkan oleh 

Nabi Muhammad SAW. dalam kehidupannya. Kedua, fiqh adalah wujud 

pengaplikasian shari‘ah dalam jumlah yang cukup besar yang bersumber pada 

pendapat para pakar hukum Islam dari berbagai macam madhab pada kehidupan 

sepanjang empat belas abad terakhir. Ketiga adalah fatwa yang merupakan wujud 

dari pengaplikasian shari‘ah atau fiqh dalam kehidupan saat ini yang disesuaikan 

dengan problematika umat Islam.
51

 

Zainuddin Ali memberikan istilah yang berbeda mengenai hukum Islam 

walaupun pada dasarnya obyek yang dikaji adalah sama, yaitu ayat-ayat Al-

                                                      
50

Ibid: 95 
51

Jasser Auda, Maqasid Syari’ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach, (London-

Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), 23. 
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Qur’an yang berhubungan dengan hukum. Dia mengungkapkan bahwa shari>‘ah 

al-Isla>m dalam Bahasa Inggris disebut Islamic law, sedangkan fiqh disebut 

Islamic jurisprudence.
52

 

Dari uraian di atas, pendekatan fikih dapat disimpulkan sebagai berikut: 

pertama: cara untuk memahami Islam melalui ilmu (fiqh)
53

yang bertujuan untuk 

mengetahui hukum-hukum syariat dalam bidang ‘amaliyah (perbuatan nyata) 

berdasarkan  pada dalil-dalil secara terperinci.  Kedua, cara untuk memahami 

Islam melalui hasil ilmu (produk fiqh yang merupakan aplikasi dari kumpulan 

hukum-hukum syari’at dengan metode ijtihad)
54

. 

Kegunaan pendekatan fikih adalah dapat mengetahui dan 

mengaplikasikan dalil-dalil ijma>li untuk menggali hukum-hukum syariat yang 

bersifat ‘amali (praktis). Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk merespon 

berbagai macam perkembangan dan perubahan sosial dengan cara berijtihad.
55

 

Pendekatan fikih berhubungan dengan tafsir ahka>m karena seseorang 

tidak dapat memahami kitab suci Al-Qur’an secara komprehensif langsung dari 

Al-Qur’an, akan tetapi mereka membutuhkan kitab tafsir yang berisi tentang 

penjelasan para ulama. Dengan demikian, untuk meneliti tafsir Al-Ja>mi’ li 

Ahka>m Al-Qur’a>n karya Al-Qurtubi (671 H) digunakan pendekatan fikih, 

sehingga dapat menemukan kesimpulan yang tepat tentang aplikasi kajian ijmak 

dalam tafsir beserta validitasnya. 

                                                      
52

Zainuddin Ali, Filsafat Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 64-65. 
53

Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 5 
54

Al-Alamah Wali al-Din Abd al-Rahman ibn Muhammad Ibn Khaldun, Muqaddimah (Beirut: 

Dar al-Fikr, t,th), 446 
55

M. Noor Harisuddin, Pengantar Ilmu Fiqh (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 8. 
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2. Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu sumber data 

primer dan sekunder. Sumber data primer adalah karya-karya asli yang dikarang 

oleh Al-Qurtubi, terutama tafsir Al-Ja>mi’ li Ahka>m Al-Qur’a>n, baik yang sudah 

berbentuk fisik (buku yang telah tercetak), maupun yang masih berupa file. 

Sementara itu, sumber data sekunder adalah buku-buku atau jenis karya lainnya 

yang menunjang penelitian ini, sepertibbuku-buku tentang biografi Al-Qurtubi 

dan sebagainya.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan datakyang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Dokumentasiyyaitu mengumpulkan berbagai karya tulis ilmiah baik 

berupa buku, artikel, maupun bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah yang 

mempunyai keterkaitan erat dengan tema yang sedang dikaji. 

Berdasarkanosumber data di atas, buku-buku (kitab) dan kitab tafsir yang 

membicarakan tentang Al-Qurtubi dikumpulkan. Kemudian, dikembangkan 

dengan mengumpulkan berbagai keterangan  dari buku-bukuhpenunjang. Setelah 

itu, hasil pengumpulan data tersebut dianalisis secara komperhensif. 

4. Analisis Data 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Langkah  yang 

ditempuh dalam melakukanan alisis pada content analisis (analisa isi), yaitu 

dengan menganalisis  kualitas sumber rujukan, seperti karya yang sudah dicetak 
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dengan menggunakan bahasa asli Al-Qurtubi yaitu Arab, hasil berbagai diskusi, 

serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai pijakan 

keabsahan penelitian, sehingga dapat membantu mengantarkan hasil  kesimpulan 

yang tepat.   

Selain itu, data-data lain berupa biografi Al-Qurtubi juga dapat digunakan 

sebagai analisis perbandingan. Analisisi tersebut dibutuhkan agarimemiliki 

ketepatan dan keakuratan data sebabatidak jarang satu data dengan data yang lain 

memiliki perbedaan. Oleh karena itu, data dari berbagai sumber dikumpulkan 

untuk menambah keakuratan penelitian, sehingga satu sama lain saling 

melengkapi. 

5. Pengecekan Keabsahan Data 

Setelah semua data terkumpul dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah 

proses mengecek atau memeriksa keabsahan data tersebut. Karena jenis penelitian 

ini adalah kepustakaan (library), langkah yang ditempuh adalah 

memperbandingkan data. Perbandingan pertama, meliputi penetapan tanggal dan 

tahun lahir seorang tokoh serta membandingkan beberapa sumber untuk 

mengukur data yang lebih akurat. Jika ada lima buku yang sama dan hanya satu 

buku yang berbeda, maka empat buku yang sama tersebut dipilih sebagai 

pertimbangan keabsahan suatu data. 

Jika data  berupa buku cetak dan referensi internet, maka data yang akan 

dipilih adalah buku cetak. Hal itu, disebabkan  buku memiliki keabsahan yang 

lebih kuat bila dibandingkanodengan internet. Begitu pula jika data berupa buku 
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cetak dengan file atau e-books dalamokomputer, lebih diutamakan data dari buku 

cetak. Pertimbangan tersebut dipilih agar data-data yang termuat berupa data yang 

akurat dan terpenuhi, sehingga layak dikategorikan sebagai penelitian ilmiah. 

 

I. Sistematika pembahasan 

Agar para pembaca lebih mudah dalam memahami penelitian ini, peneliti 

berusaha untuk mengklasifikasikan penyusunan pembahasan, yaitu dengan  cara 

memisahkan antara gagasan dengan substansilpembahasan. Hal ini dilakukan agar 

di dalam  menyusun kerangka penelitian lebih sistematis dan saling berkaitan 

antar-bab yang satu dengan bab lainnya, seperti penjelasan berikut ini: 

Bab pertama membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasanumasalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaanipenelitian, kerangka teori,  penelitian terdahulu, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi pembahasan rumusan masalah yang meliputi; 

epistemologi ijmak, yaitu pembahasan tentang epistemologi, sejarah epistemologi, 

dan ruang lingkupnya; pembahasan  tentang ijmak, yaitu tentang definisi, macam-

macam,ijmak dalam fiqih dan ijmak dalam tafsir; pembahasan epistemologi ijmak 

dalam tafsir secara komprehensif, yaitu munculnya ijmak dalam tafsir dalam 

prespektif the history of idea, asumsi paradigma ijmak dalam tafsir, karakteristik 

paradigma ijmak dalam tafsir, sumber, metode, validitas ijmak dalam tafsir, dan 

kontribusi ijmak dalam tafsir. 

 Bab ketiga berisi dua pembahasan, yaitu pertama, biografi Al-Qurtubi dan 
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deskripsi tafsir Al-Jami‟ li Ahkam Al-Qur‟an. Pembahasan biografi Al-Qurtubi 

meliputi nama, tempat kelahiran, setting sosialnya, karya-karyanya, para guru dan 

muridnya; kedua, tafsir Al-Ja>mi’ li Al-Ahka>m Al-Qur’a>n, yaitu deskripsi 

tafsirnya, mas}a>dir penafsirannya, metode, corak penafsirannya, dan komentar 

ulama tentang tafsir tersebut. 

Bab keempat mengkaji tentang ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi, yaitu term 

ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi, sumber ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi, dan 

validitas ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi yang meliputi; validitas term ijmak 

berdasarkan „partner kata‟, validitas term ijmak berdasarkan makna haqi>qi> dan 

makna maja>zi>, validitas ijmak dalam tafsir Al-Qurtubi berdasarkan sumber 

penafsirannya, dan sikap Al-Qurtubi terhadap ijmak. 

Bab kelima berisi tiga hal, yaitu kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, 

implikasi teoretis dari hasil penelitian, dan  keterbatasan studi. 
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BAB II 

IJMAK DALAM TAFSIR 

A. Historisitas Ijmak 

Sejarah Islam mencatat bahwa ijmak menempati posisi strategis dalam 

penyelesaian persoalan hukum pasca wafatnya Rasulullah SAW. Wahyu sudah 

tidak turun dan persoalan umat semakin berkembang, maka dibutuhkan suatu 

ijtihad tersendiri. Salah satu caranya adalah menggabungkan berbagai pendapat 

ulama atau orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang persoalan 

yang sedang dikaji.  

Ijmak pertama kali digunakan umat Islam untuk menyelesaikan persoalan 

politik pada masa itu. Meskipun demikian, ayat-ayat al Qur'an dan tradisi 

Rasulullah SAW tetap dijadikan sebagai dasar. Pada masa hidup Rasulullah 

SAW tidak ada konsep ijmak, karena wahyu dan ucapan Rasulullah SAW 

merupakan kata kunci dalam menjawab seluruh problematika umat yang muncul 

kala itu. Dengan demikian, wajar apabila konsep tersebut muncul ketika kaum 

muslimin dihadapkan pada persoalan-persoalan baru. Pada waktu-waktu inilah 

dirasakan perlunya memastikan ketepatan jawaban para ulama tentang persoalan-

persoalan yang sedang dikaji. 

Contoh praktis peristiwa pertama yang berhubungan dengan pembahasan 

ijmak adalah peristiwa Thaqi>fah bani Sa'idah. Dalam peristiwa ini ada berbagai 

macam pendapat, diantaranya pendapat ‘Umar ibn Khat}t}a>b berkaitan dengan 

pemilihan Abu> Bakar sebagai khalifah diterima oleh kaum muslimin yang hadir 
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di tempat itu dan kemudian disepakati oleh umat Islam pada waktu itu juga.
56

 

Meskipun secara praktis ijmak sudah terjadi pada saat itu, landasan dan konsepsi 

ijmak belum terbangun secara baik dan mandiri sebagai salah satu metode 

istinbat hukum.  

Pada umumnya, persoalan-persoalan muncul dan jawabannya dicari oleh 

kaum muslimin dengan dasar ra'y yang dijamin oleh persetujuan diam-diam dari 

umat. Pendapat pribadi para sahabat, terutama pendapat Umar, dalam masalah-

masalah hukum, diterima sebagai ijmak para sahabat. Jadi, ijmak bermula dari 

pendapat pribadi perseorangan (ijtihad) dan berpuncak pada penerimaan 

persetujuan universal oleh umat atau suatu pendapat tertentu dalam jangka 

panjang 

Dalam pandangan para ahli hukum,ijmak secara yuridis memiliki dasar 

dari al-Qur'an surah A<li ‘Imra>n [3] ayat 103 (supaya bersatu padu) dan surah al-

Nisa>’ [4]:59 (saat berselisih paham, maka kembali kepada al-Qur’an dan hadis). 

Ayat al-Qur'an pada awalnya dikutip untuk mendukung ijmak dalam hal 

persatuan mereka, dan bukannya pada konsensus kaum muslimin dalam bidang 

hukum secara khusus. Ayat-ayat ini pada mulanya tidaklah dipahami sebagai 

dasar ijmak, akan tetapi secara tersirat mengindikasikan demikian. 

Selain dasar dari al-Qur’an, dasar ijmak juga dapat dilihat dalam sunnah 

Rasululla>h SAW. Pada saat akan terjadi perang Uh}ud, Rasulullah berpendapat 

agar bertahan di kota dan menunggu lawan mendekat, setelah itu diserang. 

                                                      
56 Peristiwa ini terjadi pada hari Senin sore tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, lebih 

detailnya lihat, Ibnu Athi>r, al-Ka>mil fi> al-Ta>rikh (Beirut: Da>r al-Fikr, 1978), 359-360, 
juga O. Hashem, Saqifah Awal Perselisihan (Jakarta: al-Muntadzar, 1994), 141.   
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Namun pendapat sahabat yang lain berbeda. Mereka berpendapat bahwa ketika 

musuh mendekati kota Madinah, tanaman mereka akan dirusak, jalur keluar 

maupun masuk kota akan diboikot dan hal itu akan menyebabkan kaum muslimin 

lemah. Selain itu, ada pula sahabat yang berpendapat siap mati, rindu Allah, dan 

rindu menjadi syahid. Pada akhirnya, kaum muslimin sepakat untuk 

menyongsong musuh ke luar kota, meskipun pada akhirnya kalah.
57

 

Selain kesepakatan Nabi dalam perang Uh}ud, ada pula kesepakatan Nabi 

dengan para sahabat pada saat perang Badar. Saat Nabi dan rombongan perang 

sudah mendekati Badar, Nabi berhenti dan memutuskan di tempatnya untuk 

memulai serangan. Akan tetapi ada salah seorang sahabat bernama H{uba>b bin 

Mundhi>r al-Jamu>h} yang sangat paham dengan geografis Badar. Ia bertanya, 

‘Wahai Rasululla>h, apakah engkau memilih tempat ini berdasarkan wahyu atau 

pendapat pribadi? Jika sudah ada wahyu, maka kami terima. Namun jika 

pendapat pribadi, maka lebih baik di dekat Badar.’ Kemudian Nabi menjawab 

bahwa itu pendapat pribadi.  

Setelah jawaban itu, sahabat tersebut memberikan saran kepada Nabi agar 

mendekati Badar dan menguasai sumur-sumur yang ada di sana. Pasukan Islam 

kemudian mendekati musuh dan menguasai sumur-sumur di Badar. Sumur itu 

diambil airnya dan ditimbun oleh umat Islam dalam suatu wadah. Kemudian 

sumur yang ada itu ditimbun pasir supaya orang-orang kafir tidak bisa 

mengambil air dan kehausan. Rencana ini pun disetujui Nabi dan disepakati oleh 

                                                      
57 Muh}ammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muh}ammad, terj. Ali Audah (Jakarta: Litera 
AntarNusa, 2013), 294-296. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

33 
 

 

umat Islam dan pada akhirnya menang.
58

 

Ijmak ditinjau dari masa munculnya terbagi menjadi dua, yaitu pertama 

adalah ijma>‘ al-s}ah{a>bah yaitu kesepakatan para sahabat (setelah wafatnya 

Rasulullah SAW. dalam suatu perkara qabl istiqra>r al-khila>f (sebelum terjadi 

perbedaan) maupun ba‘d istiqra>r al-khila>f (sesudah terjadi perbedaan). Contoh 

suatu perkara qabl istiqra>r al-khila>f adalah perbedaan sahabat dalam 

memakamkan Rasulullah SAW. kemudian mereka menemukan kesepakatan 

untuk dimakamkan di rumah Aisyah RA dan kesepakatan para sahabat untuk 

memilih Abu> Bakr sebagai khalifah. Sedangkan suatu perkara ba‘d istiqra>r al-

khila>f seperti pada awalnya nikah mut‘ah dihalalkan, kemudian mereka sepakat 

mengharamkannya lagi.
59

 

Sedangkan yang kedua adalah ijmak ghai>r al-s}ah}a>bah yaitu kesepakatan 

umat Islam selain para sahabat. Ijmak dalam pembagian ini terjadi kontroversi. 

Jadi, dalam Islam, ijmak merupakan proses yang terus berlanjut dan kegiatan 

yang berkesinambungan, serta berubah bersamaan dengan berubahnya suatu 

keadaan. Dalam keadaan bagaimanapun juga, tidak ada dan tak pernah ada suatu 

badan dalam Islam yang pendapatnya dapat dinyatakan sebagai opinio 

prudentium (opini yang membedakan),  karena Islam tidak menetapkan lembaga 

demikian. 

B. Definisi ijmak 

1. Pengertian ijmak secara bahasa 

                                                      
58Ibid., 252-254.  
59Muh}ammad bin ‘Abd al-Azi>z  bin Ah}mad al-Khud{ari>, al-Ijma>’ fi> al-Tafsi>r (Tesis Ja>mi’ah 
al-Ima>m Ibnu Sa’u>d al-Isla>miyah, Riyad{, 1416) 133.69. 
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Secara etimologi, kata ijmak ( )إجَاع  merupakan derivasi (mushtaqqah) dari kata 

jama’a yajma’u jam‘a>n. Dalam literatur Arab, kata ini diartikan dengan d}amma 

wa h}as}ada (berhimpun atau berkumpulnya sesuatu dengan sesuatu yang lain).
60

 

Kata tersebut juga dapat diartikan wah}h}ada wa was}ala 

(menyatukan,
61

menggabungkan,
62

 menjumlahkan, menyusun dengan mengutip 

dari buku lain). 

Sedangkan menurut ulama ijmak secara bahasa yang bersumber dari 

redaksi al-Qur’an, Hadis maupun perkataan orang arab secara garis besar 

memiliki dua makna yaitu pertama; ijmak dengan term اىعسً عيى اىشٍئ memiliki 

makna keinginan yang kuat. Muh{ammad al-Fatih Ah}mad Khairuddin 

mengartikan ungkapan tersebut dengan ‘ketetapan hati untuk melakukan sesuatu 

atau keputusan berbuat sesuatu’.
63

 Makna tersebut diambil dari redaksiajma’a 

fula>n ala> al-amr, ketika seseorang mempunyai keinginan yang kuat.
64

 Ijmak dapat 

diartikan sebagai suatu pengambilan keputusan sebagaimana tercantum dalam 

firman Allah SWTsurah Yu>nus (10): 71 dan surah T{a>ha [20] ayat 64: 

 بٍيَّ اقٍضيوا إًلَىَّ كىلا تػينٍظًريكفً فىأىجمًٍعيوا أىمٍرىكيمٍ كىشيرىكاءىكيمٍ بٍيَّ لا يىكينٍ أىمٍريكيمٍ عىلىيٍكيمٍ غيمَّةن 

…karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu 

                                                      
60 Nasaruddin Umar dkk, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata (Jakarta: Lentera hati, 2007), 

401. 
61 Majduddi>n Muh}ammad bin Ya‘qu>b al-Fayru>za>ba>diy, al-Qa>mu>s al-Muh}i>t (Beiru>t: 
Mu’assasah al-Risa>lah, 2005), 710. Ah}mad Rid}a>, Mu‘jam Matn al-Lughah: Mawsu>’ah 
Lughawiyyah Hadi>thah (Beirut: Da>r Maktabah al-Hayah, 1958), 568. 
62Ahmad Mukhtar ‘Umar, al-Mu‘jam al-Mawsu>‘i li> Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m wa Qira>’atih 
(Arab Saudi: Mu’assasah Sut}u>r al-Ma‘rifah, 2002), 127.  
63 Muhammad al-Fatih, Ushul Fiqh, 14.  
64Muh}ammad bin ‘Abd al-Azi>z  bin Ah}mad al-Khud{ari>, al-Ijma>’ fi> al-Tafsi>r, 26-27.  
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(untuk membinasakanku)….
65

 

يٍدىكيمٍ بٍيَّ ائػٍتيوا صىفِّا كىقىدٍ أىفػٍلىحى الٍيػىوٍىـ مىنً اسٍتػىعٍلىىفَأجَ مًعيوا كى ٍْ 

Maka himpunkanlah segala daya (sihir) kamu sekalian, kemudian datanglah 

dengan berbaris.dan Sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari 

ini.
66

 

Hafs}ah binti Umar ra. meriwayatkan hadis yang berbunyi:  

 67من لم يجمع الصياـ قبل الفجر فلا صياـ له

Barang siapa yang tidak membulatkan niat untuk memutuskan berpuasa sebelum 

matahari terbit, maka tidak ada puasa baginya. 

Kedua; ijmak juga memiliki makna sinonim dengan al-ittifa>q yang diartikan 

sebagai sebuah kesepakatan, seperti perkataan orang Arab: ajma’a al-qawm ala> 

kadza> (sebuah kaum telah sepakat demikian). Ijmak dalam arti ini sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam surah Yusuf: 15 sebagai berikut: 

نىا إلًىيٍهً لىتػينػىبًٌئػىنػَّهيمٍ بِىًمٍرً  يػٍ بيوا بًهً كىأىجٍمىعيوا أىفٍ يجىٍعىليو ي بُ غىيىابىتً الجيٍبًٌ كىأىكٍحى افػىلىمَّا ذىهى  كىهيمٍ لاى يىشٍعيريكفى  هًمٍ هىذى

Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur 

(lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur itu) Kami 

wahyukan kepada Yu>suf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada 

mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi."
68

 

Ijmak dari kata jama’a yaitu huruf al-ji>m wa al-mi>m wa al-‘a’i>n memiliki arti 

                                                      
65 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 346 
66Ibid., 316. 
67  Muh}ammad bin ‘I<sa Abu> ‘I<sa al-Tirmidhi>, al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} Sunan al-Tirmidhi> 
(Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th al-‘Arabi>, t.th), vol. 3, 108.  
68 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 237 
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suatu kumpulan yaitu yadullu ‘ala> tad}a>m al-shai (menunjukkan arti 

mengumpulkaan sesuatu), seperti ucapan orang Arab jama‘tu al-shay’a jam’a>n 

(aku mengumpulkan sesuatu maka akan terkumpul).
69

 

Perbedaan makna ijmak secara lughawi>, tergantung pada jumlah pelaku, kalau 

makna yang pertama dilakukan oleh seseorang, sedangkan makna yang kedua 

harus terdiri dari lebih dari seseorang yang melakukan sebuah kesepakatan. 

2. Pengertian ijmak menurut istila>hi> 

Terdapat beberapa perbedaan rumusan mengenai pengertian ijmak dalam 

istilah teknis hukum atau terminologi. Perbedaan itu terletak pada segi siapa 

yang berhak untuk melakukan kesepakatan dan penentuan masalah apa saja yang 

dapat dikategorikan dalam lingkup pembahasannya. 

Hal pertama berisi tentang apakah ijmak berlaku dengan kesepakatan 

seluruh umat atau dengan kesepakatan beberapa orang saja. Jika ijmak tersebut 

hanya terbentuk dari beberapa orang, maka siapakah mereka, apakah para 

sahabat, atau ahl al-bai>t, atau penduduk Makkah, atau penduduk Madinah. 

Kemudian kepada siapa ijmak itu mengikat, apakah kepada generasi awal saja 

atau beberapa generasi berikutnya,
70

 Perbedaan itu dapat dilihat dalam beberapa 

rumusan atau definisi sebagai berikut:  

Al-Ghaza>li> memahami ijmak adalah suatu kesepakatan umat Muh}ammad 

                                                      
69 Abu> al-H{usayn Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, Maqa>yis al-Lughah (Beirut: Da>r al-Fikr, 

1979) Juz 1, 479. 
70 Dedi Supriadi, Ushul Fiqh Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 161. 
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SAW secara khusus atas suatu urusan agama.
71

Dalam hal ini istilah umat 

Muh}ammad memiliki pemahaman yang masih umum, mungkin seluruh umat 

Nabi Muh}ammad atau sebagian saja. 

Meskipun dalam istilah ini dikhususkan kepada umat Nabi Muh}ammad, 

kesepakatan mencakup jumlah yang luas yaitu seluruh umat Nabi Muh}ammad 

atau hanya sebagian. Pandangan Imam al-Ghazali ini mengikuti pandangan Imam 

Syafi’i yang menetapkan ijmak sebagai kesepakatan umat. Hal ini nampaknya 

didasarkan pada keyakinan bahwa yang terhindar dari kesalahan adalah umat 

secara keseluruhan, bukan perorangan. Namum pendapat Imam Syafi’i ini 

mengalami perubahan dan perkembangan di kalangan pengikutnya kemudian 

hari.
72

 

Definisi ijmak menurut al-Ghazali dan ulama yang mengikuti jejaknya 

memberikan kesan bahwa ijmak tidak mungkin terjadi sampai hari kiamat, sebab 

jumlah umat Islam di dunia ini terlalu banyak. Jika kesepakatan yang dimaksud 

adalah seluruh umat Islam, maka ijmak mustahil ada, sebab masih banyak orang-

orang yang tak mengerti agama.  

Kritik tersebut diterima al-Ghazali, dan dia hanya dapat menjawab 

dengan membagi ijmak menjadi dua macam: pertama, ijmak yang mencakup 

semua umat, baik yang alim maupun yang tidak, tidak ada beda antara mereka, 

seperti: wajibnya shalat, zakat, dan puasa. Ibnu Hazm berkata, ijmak tidak terjadi 

kecuali dalam hal yang tidak diragukan bahwa setiap muslim mengatakannya. 

                                                      
71 Abu> H}a>mid Muh}ammad bin al-Ghazali al-T}u>sy, al-Mus}tashfa min ‘Ilm al-Us}u>l (Bairu>t: 
Muassasah al-Risa>lah, 1997), 286. 
72 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Jilid 1, 113. 
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Kalau dia tidak mengatakannya, dia kafir seperti kewajiban shalat lima waktu, 

haji ke Mekkah, puasa bulan Ramadlan dan sebagainya.
73

 

Kedua, kesepakatan tentang ijmak hanya dikhususkan bagi kalangan ahl 

al-‘ilm (ulama fikih), seperti perincian hukum shalat dan sebagainya. Segala 

sesuatu yang ditetapkan, wajib bagi orang awam untuk menerimannya. Al-

Ghazali menulis dalam bukunya, kalau orang awam berbeda pendapat tentang 

suatu kasus yang telah disepakati para ulama dalam suatu waktu, maka hal itu 

tetap dikatakan ijmak.
74

 

Sebagaimana ditulis oleh al-Ghazali, pembagian yang pertama itu 

berhubungan dengan nash-nash yang qat}’i> (yang pasti) dan yang sudah ma‘lu>mfi 

al-di>n bi al-dlaru>rah (seseorang wajib menerimanya), seperti sumber wajibnya 

shalat, zakat dan puasa adalah qat}‘i> dan pasti dala>lah nya. Sedangkan pembagian 

yang kedua adalah ijmak khawa>s (ijmak orang-orang khusus). Mereka yang 

masuk dalam wilayah itu hanyalah orang-orang tertentu yang diakui 

keilmuannya.
75

 

Seorang ulama sha>fi’iya>h, al-A<midi merumuskan ijmak sebagai berikut: 

 الإجماع عبارة عن اتفاؽ جملة أهل الحل ك العقد من أمة محمد بَ عصر من الأعصار على حكم كاقعة من الوقائع 

Ijmak adalah kesepakatan sejumlah ahl al-h}a>l wa al-aqd (para mujtahid yang 

kompeten dalam hukum-hukum syariat) dari umat Muh}ammad saw. pada suatu 

                                                      
73

Abu> H}a>mid Muh}ammad bin al-Ghazali al-T}u>sy, al-Mus}tashfa min ‘Ilm al-Us}u>l, 290 
74

Ibid: 290 
75 Sa’di Abu Habieb, Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijmak, Terj. Sahal 
Mahfudz dan Mustofa Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), X/ II. 
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masa atas hukum suatu perkara.
76

 

Imam al-A<midi membatasi ijmak pada kesepakatan orang-orang tertentu 

dari umat nabi Muh}ammad, yaitu orang-orang yang mempunyai fungsi sebagai 

ulama yang membimbing kehidupan keagamaan umat Islam. Dalam hal ini orang 

awam tidak diperhitungkan kesepakatannya.
77

 

Sementara ulama Syi’ah mengungkapkan definisi ijmak yang berbeda 

secara substantial. Mereka tidak menitik-beratkan pada kata ‚semua‛, tetapi 

cukup pada kelompok atau beberapa orang asalkan kelompok itu mempunyai 

wewenang dalam menetapkan hukum. Ulama Syi’ah merumuskan definisi ijmak 

sebagai berikut:  

78اتفاؽ جماعة لاتفاقهم بَ إثبات الحكم الشرعى
 

‚Kesepakatan suatu komunitas karena kesepakatan mereka dalam menetapkan 

hukum syari’at‛ 

Ulama Syi’ah tidak mengharuskan kesepakatan menyeluruh, akan tetapi 

cukup dengan kesepakatan kelompok, karena menurut mereka kesepakatan 

kelompok bukan untuk menetapkan hukum tersendiri di luar apa yang ditetapkan 

oleh al-Qur’an dan Sunnah. Bagi mereka ijmak hanya untuk menemukan adanya 

sunnah yaitu ucapan atau perbuatan seseorang yang dianggap ma’shu>m atau 

terbebas dari dosa. Menurut mereka orang-orang yang ada di level itu adalah 

Nabi Muh}ammad dan ahl al-bayt (keturunan Nabi dari Fatimah serta Hasan dan 

                                                      
76 Ima>m al-‘Ala>mah Ali bin Muh}ammad al-‘A>mi>di, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m (Riya>d}: 

Da>r al-S{omi>’i>, 2003 ), Juz 1, 181. 
77 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 113. 
78

Shai>kh al-T}a>`ifah Abu> Ja’far Muhammad ibn Hasan ibn Ali> al-T{u>si>, al-Mabsu>t} fi Fiqh 
al-Ima>miyyah, (Taheran, al-Maktabah al-Murtd}ayyah li> Ihya>’ al-Atha>r al-Ja’fariyyah, 
t. th), juz 1,  70 
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Husen).
79

 

Menurut ‘Abd al-Wahhab al-Khallaf, ijmak adalah kesepakatan semua mujtahid 

muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara’ mengenai 

suatu perkara.
80

 

C. Rukun ijmak 

Muncul perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan rukun ijmak. 

Abu> H{amid al-Ghazali membagi rukun ijmak menjadi dua. Pertama, mujtahid, 

yaitu orang-orang yang bersepakat. Kedua: nafs al-ijma>’, suatu hukum yang 

disepakati.
81

 Kemudian Ya’qu>b al-Bahuthain berpendapat bahwa rukun ijmak 

ada empat: Pertama, orang-orang yang bersepakat. Kedua, objek ijmak. Ketiga, 

hukum atas objek ijmak. Keempat, kesepakatan pendapat tentang hukum objek 

ijmak.
82

 

Sedangkan Abd al-Wahhab Khalla>f mengatakan bahwa rukun ijmak juga 

ada empat: Pertama, adanya para mujtahid. Kedua, semua mujtahid bersepakat  

tentang suatu hukum. Ketiga, kesepakatan mereka dimulai dengan masing-

masing mujtahid menyatakan pendapatnya baik secara lisan maupun tingkah 

laku. Keempat, yang bersepakat atas hukum adalah seluruh mujtahid (yang hidup 

di masa itu) bukan mayoritas.
83

 

Abdurrahman Dahlan tidak menggunakan istilah rukun akan tetapi 

menggunakan 5 unsur: Pertama, adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari 

                                                      
79

Ibid: 74 
80 Wahbah al-Zuh}ayli, al-Wajiz fi> Us}u>l al-Fiqh,(Beirut: Da>r al-Fikr, 1999)24.  
81Abu>H{a>mid al-Ghaza>li, al-Must}asfa fi> Us}u>l al-Fiqh, 228. 
82 Ya’qu>b al-Bahuthain, al-Ijma>’: H{aqi>qatuh-Arka>nuh-Shuru>tuh-Imka>nuh-H{ujjiyatuh-Ba’d 
Ah}ka>mih (Riya>d}: Maktabah al-Rushd, 2008), 47. 
83 Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh (Al-H{aramayn, 2004), 45-46.  
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kalangan umat Islam (seluruh dunia). Kedua, suatu kesepakatan yang dilakukan 

haruslah dinyatakan secara jelas. Ketiga, yang melakukan kesepakatan haruslah 

seorang mujtahid. Keempat; kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya 

Rasulullah saw. Kelima:  yang disepakati adalah hukum syara’ mengenai suatu 

masalah atau peristiwa hukum tertentu.
84

 

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijmak mungkin dapat terlaksana dan 

memang telah terjadi dalam kenyataan, seperti pengangkatan Abu Bakar menjadi 

khalifah setelah wafatnya Nabi, haramnya lemak babi, berhaknya kakek atas 

seperenam harta warisa`n cucunya, terhalangnya cucu oleh anak dalam hak 

mewarisi dan berbagai hukum furu>’ lainnya sebagaimana tersebar dalam kitab-

kitab fikih. 

Abd al-Wahha>b Khalla>f menjelaskan bahwa kemungkinan besar ijmak 

bisa terjadi dalam masa serba maju ini. Kemungkinan itu terjadi bila pelaksanaan 

ijmak dilakukan oleh suatu negara yang bekerja sama dengan negara-negara 

muslim lainnya. Setiap negara menetapkan standar tertentu mengenai seseorang 

dapat dinyatakan mencapai derajat mujtahid dan memberikan ijasah mujtahid 

kepada semua yang mencapai derajat itu. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijmak menempati salah satu sumber 

atau dalil hukum sesudah al-Qur’an dan Sunnah. Hal ini berarti ijmak dapat 

menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada 

ketetapan hukumnya dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Untuk menguatkan 

pendapatnya ini jumhur mengemukakan beberapa ayat al-Qur’an dan Hadist 

                                                      
84 Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2016), 146-147. 
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Nabi. Diantara dalil al-Qur’an adalah surah al-Nisa>’ (4): 115, surah al-Baqarah 

(2): 143, surah ‘Ali ‘Imra>n (3): 110, surah ‘Ali ‘Imra>n (3): 103, surah al-Nisa>’ (4): 

59. 

Dalil sunnah tentang ijmak terdapat hadis Nabi yang menyatakan 

bahwa‚umat nabi Muh}ammad SAW tidak akan sepakat dalam kesesatan‛ أٍحى

لاججحَع عيى اىضلاه
85

 Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kesepakatan umat 

tentang sesuatu, tidak mungkin salah. Ini berarti ijmak terpelihara dari kesalahan, 

sehingga putusannya merupakan hukum yang mengikat umat Islam. 

D. Syarat-syarat ijmak 

Suatu ijmak atau kesepakatan memiliki syarat tertentu dantaranya: 

1. Ijmak harus berlandaskan dengan dalil tertentu (mustanad) 

Terkait dengan penjelasan yang berhubungan dengan syarat pertama ini, ‘|al-

Shi>ra>zi berkata: Ketahuilah bahwa sesungguhnya ijmak itu tidak bisa terbentuk 

kecuali berlandaskan pada dalil. Maka ketika kita mengetahui ijmak para ulama 

dalam suatu masa tertentu terhadap hukum sesuatu, niscaya kita mengetahui 

bahwa di sana terdapat dalil yang menyatukan (pendapat) mereka, baik kita 

mengetahui dalil tersebut atau pun tidak.’
86

  

Ada empat argumen syarat ini dijadikan sebagai syarat yang pertama 

dalam ijmak, yaitu yang pertama bahwa hukum dalam agama Islam yang tidak 

dilandaskan pada pedoman dalil yang jelas merupakan suatu kesalahan, karena 

hal itu berarti berkata, berpendapat, dan menetapkan suatu perkara tanpa didasari 

                                                      
85

Muhammad ibn Abi S}u>rah, al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h Sunan al-Tirmidhi>, juz 4 (Beirut: Da>r al-Fikr, 
1988) 408 

86
 Ibra>hi>m al-Shi>ra>zi, Sharh{ al-Luma>‘, 683. 
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dengan ilmu. 

Kedua, bahwa kesepakatan para mujtahid mengenai suatu hukum tanpa 

didasari oleh dalil merupakan suatu hal yang tidak akan terjadi menurut 

kebiasaan, bahkan para sahabat tidak pernah melakukan hal itu kecuali disertai 

dengan dalil. Ketiga, tidak dibolehkan menetapkan  ijmak  tanpa  didasari oleh 

dalil. 

Keempat, seandainya dibolehkan ijmak tanpa dalil niscaya 

disyaratkannya ijtiha>d dalam pendapat para ulama tidak ada artinya. Tentu hal 

ini mustahil, karena para ulama telah bersepakat bahwa dalam berpendat harus 

ada ijtiha>d (sungguh-sungguh), yang kelima terakhir bahwa perkataan Rasulullah 

SAW mengenai urusan agama itu‚ pasti didasarkan pada suatu dalil, maka lebih-

lebih pendapat/perkataan umatnya.
87

 

Jadi, yang dimaksud mustanad adalah dalil yang dijadikan pedoman oleh 

para mujtahid dalam kesepakatan mereka terhadap suatu hukum tertentu. Dalil 

itulah yang menyatukan pendapat mereka dan mencegah keluarnya langkah 

mereka dari koridor syariat. Adapun macam-macam mustanad ini, menurut 

mayoritas ulama, ada dua. Pertama, dalil qat}‘i yang berupa al-Quran dan hadis 

mutawa>tir. Kedua, dalil  z}anni yang berupa hadis ahad dan qiyas. Selanjutnya al-

Zuh}aili menambahkan, menurutnya al-maslahah al-mursalah juga patut dijadikan 

mustanad dari ijmak. Karena, menurutnya, al-mas}lah}ah al-mursalah itu juga telah 

dijadikan mustanad  oleh para ulama terdahulu dalam menentukan suatu hukum. 

Hal ini seperti yang telah dilakukan Imam Ma>lik dan Imam Abu> H{ani>fah ketika 
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memberikan zakat kepada keturunan  Bani Ha>shim dikarenakan telah berubahnya 

system Bait al-Ma>l.88
 

Untuk lebih menguatkan lagi tentang pentingnya keberadaan mustanad 

dalam terbentuknya  ijmak, menarik untuk dikutip pernyataan dari al-Shawka>ni 

yang menyatakan:  

Sekelompok ulama mengatakan, (Menetapkan ijmak itu) harus memiliki 

mustanad. Karena para ulama yang menetapkan  ijmak itu tidak memiliki 

kebebasan untuk menetapkan hukum-hukum. Oleh karenanya  ijmak itu harus 

(berdasarkan) dari mustanad. Dan karena sesungguhnya jika  ijmak itu terbentuk 

tanpa berdasarkan mustanad, maka hal itu berarti menetapkan suatu suatu hukum 

syariat (yang baru) setelah meninggalnya Nabi SAW. Tentunya hal itu adalah 

sebuah kebatilan.
89

  

‘Abdul Jabar menceritakan dari suatu kaum bahwa ijmak itu dibolehkan 

(terbentuk) tanpa didasarkan dari mustanad. Hal itu disebabkan Allah telah 

memberikan petunjuk kepada mereka untuk memilih kebenaran tanpa didasarkan 

dari mustanad.   

Pendapat ‘Abdul Jabar itu lemah (da‘i>f), karena sesungguhnya hukum dalam 

agama Allah itu tidak boleh tanpa didasarkan pada dalil.  

2. Perumus ijmak harus berasal dari mujtahid 

Seluruh ulama pakar us}u>l al-fiqh bersepakat bahwa hukum ijmak yang s}ah}i>h} 

adalah yang dirumuskan oleh para mujtahid. Namun, patut diketahui bahwa para 

                                                      
88

 Wahbah al-Zuh{aili, al-Waji>z fi> Us{u>l al-Fiqh, 48-49. 
89

 Muh{ammad al-Shawka>ni, Irsha>d al-Fuh{u>l, 377. 
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ulama menawarkan beragam istilah untuk mengungkapkan istilah para mujtahid 

itu. Ada yang mengungkapkan istilah para mujtahid saja, tanpa dibatasi atau 

diklasifikasi lebih lanjut. Ada juga yang membatasinya dengan ungkapan seperti  

Ahl al-H{all wa al-‘Aqd, ‘Ulama>’ al-‘As}r (namun yang dimaksudkan adalah para 

ulama ahli fikih) atau pun umat Nabi Muhammad secara umum.
90

 

Untuk memahami definisi seorang mujtahid, penulis mengutip pendapat yang 

dikemukakan oleh al-Jurja>ni:  

‚Orang yang menguasai Ilmu al-Quran dan beragam makna-maknanya, Ilmu 

Hadis dengan riwayat-riwayat, matan-matan dan beragam makna-maknanya. Ia 

juga mengusai dan mampu mengaplikasikan qiya>s serta mengetahui betul 

adat/kebiasaan masyarakat sekitarnya.‛  

Seorang mujtahid merupakan sebagai penentu s}ah}i>h} tidaknya suatu ijmak 

ini memang telah disepakati oleh para ulama. Hal ini tercermin jelas dalam 

ungkapan al-Shi>ra>zi, sebagaimana berikut ini:  

Pendapat yang dijadikan pedoman dalam keabsahan  ijmak  itu pendapatnya 

semua orang (baca: ulama) yang termasuk ahli ijtihad (mujtahid), baik ia seorang 

yang telah dikenal lagi masyhur atau pun tak dikenal (asing) lagi tersembungi. 

Juga sama saja apakah ia adil lagi terpercaya, atau pun fasik lagi tak 

mengamalkan ilmunya. 

3. Hasil dari ijmak merupakan kesepakatan mujtahid semasanya. 

Makna dari syarat ketiga ini adalah apabila ada satu atau dua mujtahid yang 

menentang, maka kesepakatan para  mujtahid yang lainnya tentang suatu hukum 
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 Ya‘qu>b al-Ba>h{usain, al-Ijma>‘: H{aqi>qatuh, 85. 
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itu tidak bisa dikatakan  ijmak. Hal ini berbeda dengan para ulama yang 

mencukupkan keabsahan  ijmak dengan kesepakatan mayoritas mujtahid yang 

ada. Seperti Abu>  al-H{usein  al-Khayya>t}, Ibn Jari>r al-T{abari dan Abu> Bakar al-

Jas}s}a>s}.
91

 

Ada banyak dalil yang dijadikan oleh para ulama sebagai landasan untuk 

syarat yang ketiga ini. Namun di sini hanya akan diuraikan dua dalil diantaranya, 

yang pertama yaitu bahwa keberadaan ijmak sebagai h}ujjah dalam hukum Islam 

itu berpedoman pada nas-nas yang yang menunjukkan terjaganya kesepakatan 

umat Islam dari kesesatan. Sedangkan kata umat itu sendiri menunjuk pada 

entitas pemeluk Islam secara keseluruhan, yang dalam hal  ijmak  ini diwakili 

oleh seluruh mujtahid. Oleh karena itu, jumhu>r ulama menggunakan kata seluruh 

mujtahid  yang  ada  pada  suatu  masa, bukan mayoritas mujtahid. Kedua, 

banyak sekali ayat al-Quran  yang menunjukkan  bahwa kaum mayoritas itu juga 

terkadang salah, atau bahkan sesat. Seperti firman Allah dalam surah al-An‘a>m 

[6]: 116 berikut ini: 

Dan jika engkau (Nabi Muhammad SAW) menuruti (saran dan cara hidup) 

kebanyakan (manusia) yang berada di bumi (ini), niscaya mereka akan 

menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, 

dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira. 

Namun, terkait dengan syarat yang ketiga ini, Abu> H{a>mid al-Ghaza>li 

mencantumkan permasalahan. Yaitu bagaimana jika orang awam 

                                                      
91

 Ibra>hi>m al-Shi>ra>zi, Sharh{ al-Luma‘, 720. Penjelasan al-Shi>ra>zi terkait sahnya  ijma  
sekalipun salah satu yang berpendapat adalah mujtahid yang fasik ini, akan digaris bawahi lebih 
lanjut pada syarat yang terkahir nanti. 
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menyalahi/tidak sependapat dengan hasil  ijma yang telah disepakati oleh para 

mujtahid, apakah hasil  ijmak itu  tetap sah/berlaku? Jika tetap berlaku, 

bagaimana bisa orang awam itu dikeluarkan dari umat? dan jika tidak berlaku, 

bagaimana bisa pendapat orang awam itu diperhitungkan? 

Sehubungan dengan pertanyaan itu, menurut al-Ghazali, hukum ijmak yang telah 

disepakati itu tetap berlaku dikarenakan dua hal. Pertama, karena orang awam itu 

tidaklah pandai dalam mencari kebenaran. Hal ini dikarenakan mereka tidak 

memiliki alat-alat untuk mencapai kebenaran itu. Kedua, karena sejak periode 

awal dari masa sahabat, mereka telah bersepakat bahwa tidak ada perhitungan 

bagi pendapat orang awam dalam masalah ini
92

. Namun demikian, ada juga 

ulama yang tidak sependapat dengan jawaban al-Ghaza>li tersebut, seperti al-

Amidi, ulama terkenal dari abad ke 6 H yang lahir 5 dekade pasca wafatnya al-

Ghaza>li. 

4. Para mujtahid waktu bersepakat itu masih hidup dizamannya 

Syarat yang keempat ini berarti para  mujtahid yang telah meninggal tidak 

termasuk dalam golongan mujtahid yang bersepakat atas suatu hukum itu. 

Demikian juga dengan para ulama yang belum sampai dejarat/tingkatan 

mujtahid. Jadi, yang dimaksud dengan syarat keempat ini yaitu para mujtahid 

yang bersepakat tentang hukum sesuatu itu adalah seluruh mujtahid yang hidup 

pada suatu masa, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. 

Pada poin ini, para ulama juga membicarakan masalah, Apakah disyaratkan 

berakhirnya masa para mujtahid yang bersepakat itu agar ijmak yang telah 
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 Abu> H}a>mid al-Ghaza>li, al-Mustas}fa, 229. 
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ditetapkan menjadi sah? Mengenai masalah ini, mayoritas ulama tidak 

mensyaratkan hal tersebut. Sebagaimana terlihat dalam perkataan imam al-

Ghaza>li: ‚Jika pendapat (para mujtahid) umat telah sepakat, meskipun dalam 

waktu sesaat, niscaya terbentuklah (berlakulah) ijmak itu. Dan mereka wajib 

terbebas dari kesalahan. (Artinya, hasil ijmaknya  itu wajib diikuti karena ia pasti 

terbebas dari kesalahan).‛
93

 

5. Para mujtahid yang bersepakat itu memiliki sikap yang adil 

Secara bahasa,‘a>dil berarti konsekuen (al-istiqa>mah) dan keseimbangan (al-

i‘tida>l).94
 Ia adalah lawan kata dari ketidakadilan/kekejaman (al-jaur).95

 

Konsekuen itu menurut Ibn Manz}u>r, terpatri dalam jiwa.
96

 ‘Ali b. ‘Aqil 

mengkhususkan lagi, bahwa yang dimaksud konsekuen di sini yaitu konsukuen 

dalam perbuatan (al-istiqa>mah fi> al-fi‘li).97
 Selain itu, kata ini juga mengandung 

makna kesamaan.
98

 Ada juga yang mengatakan moderasi, yakni berada di tengah-

tengah antara berlebihan dan menyia-nyiakan.
99

 

                                                      
93

 Abu> H{a>mid al-Ghaza>li al-T{u>si, al-Mustas}fa>, 242. 
94

 al-Khud}airi, al-Ijma>‘ fi> al-Tafsi>r, 67. 
95

 Muh}ammad Murtad}a b. Muh}ammad al-H{usaini al-Zabi>di, Ta>j al-‘Aru>s min Jawa>hir al-
Qa>mu>s,  

vol. 15 (Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), 258 
96

 Ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, vol. 6, 123 
97

 Abi> al-Wafa>’ ‘Ali b. ‘Aqi>l b. Muh{ammad b. ‘Aqi>l al-Baghda>di al-H{anbali, al-Wa>d}ih} fi> 
Us}u>l al- 

Fiqh, vol. 1 , 150. 
98

 Ada penjelasan dari al-Ra>ghib al-As}faha>ni terkait dengan kata ini yang berhubungan dengan 
syarat terakhir keabsahan suatu ijma‘, meski tidak secara langsung. Menurutnya, al-‘Adl  itu 
terbagi menjadi dua. Pertama, keadilan yang bentuk esensinya telah diketahui oleh akal. Keadilan 
iniberhubungan merupakan hasil fitrah manusia sejak lahir tidak akan terhapus atau hilang 
dengan berlalunya zaman, seperti membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan pula. Kedua, 
keadilan yang bentuk esensinya diketahui dengan syariat. Nah, untuk keadilan yang kedua ini, ia 
bisa saja terhapus/hilang dalam beberapa zaman, seperti disyariatkannya hukum qis}as}. Lebih 
lanjut lihat al-Raghi>b al-As}faha>ni, al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qura>n, 325. 
99

Murtad}a al-Zabi>di, Ta>j al-‘Aru>s, vol. 15, 258.   
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Adapun secara istilah, ‘a>dil berarti: al-istiqa>mah ala> t}ari>q al-h}aq yajtanib ma 

huwa mah}z}u>r. (Konsekuen di atas jalan yang benar, dengan menjauhi hal-hal 

yang dilarang oleh agamanya). Dengan kata lain, orang yang ‘a>dil yaitu: Orang 

yang menjauhi dosa-dosa besar, tidak melakukan dosa-dosa kecil, 

didominasi/dikuasi oleh kebenaran, dan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela 

seperti minum dan kencing di jalan. 

Oleh karena itu, dengan syarat ini, tidak dianggaplah pendapat mujtahid 

yang fasik, baik fasiknya karena berbohong, minum khamar, zina, melakukan 

riba, atau perbuatan maksiat yang lainnya yang bisa merusak keadilan atau 

kredibilitasnya. Karena, sebagaimana dikatakan Ab>u H{a>mid al-Ghaza>li, keadilan 

ini merupakan syarat mutlak agar fatwa seorang mujtahid itu bisa diterima.
100

 

Namun, syarat ijmak yang terakhir ini, mendapat komentar dari para ulama. 

Diantaranya al-Shi>ra>zi, yang telah dikutipkan peryataanya pada pembahasan 

syarat yang kedua, bahwa yang dijadikan pedoman adalah pendapatnya semua 

mujtahid, baik yang adil maupun yang fasik. Pendapat al-Shi>ra>zi ini diamini oleh 

al-Armawi, yang mana ia tetap menganggap pendapat orang (mujtahid) yang ahli 

maksiat sebagai pendapat yang dijadikan pedoman atau wajib diperhatikan. 

Karena menurutnya, kemaksiatan yang ia lakukan tidak lantas serta merta 

menghilangkan keimanannya.
101

 

E. Macam-macam Ijmak  

                                                      
100

 Ya‘qu>b al-Ba>h{usain, al-Ijma>‘: H{aqi>qatuh, 90-91. 
101

 Muh}ammad al-Armawi, Kita>b  al-H{a>s{il min  al-Mah{s{u>l,  718. Ada juga yang 
menyebutnya al- 

Ijma‘ al-Qawli, seperti al-Jizani dan al-Wazir. Lebih lanjut lihat Muh{ammad b. H{usein al-Ji>za>ni,  
Ma‘a>lim fi> Us}u>l al-Fiqh ‘ Ah}mad al-Wazi>r, al-Mus}affa fi> Us}u>l al-Fiqh,  380. 
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Ditinjau dari segi cara terjadinya, ijmak terbagi menjadi dua macam: Pertama, 

ijma>’ baya>ni> yaitu kesepakatan para mujtahid yang menyatakan pendapatnya 

dengan jelas dan tegas baik berupa ucapan maupun tulisan. Ijma>‘ baya>ni ini 

disebut juga dengan ijma>’ shari>h, ijma>’ qawli, ijma>‘ haqi>qi>, ijma>’ nut}qi> dan ijma>’ 

fi’li>. Kedua, ijma>‘ suku>ti> yaitu kesepakatan para mujtahid namun sebagian dari 

mereka tidak menyatakan dengan jelas dan tegas, atau tidak memberikan reaksi 

terhadap ketentuan suatu hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang 

hidup pada masa mereka. Tipologi ijmak seperti ini juga dapat disebut ijma>’ 

i’tiba>ri>. Ijmak seperti ini diperselisihkan kehujjahannya, diantaranya ada yang 

mengatakan sebagai ijmak dan sebagian yang lain tidak menganggap sebagai 

ijmak.
102

 

Ditinjau dari mujtahid yang menyepakatinya, ijmak juga terbagi menjadi 

dua. Pertama, ijma>’ al-‘a>mmah, yaitu kesepakatan orang-orang muslim secara 

umum atas perkara agama yang mutlak untuk diketahui, seperti ijmak atas 

kewajiban shalat, puasa, dan haji. Dalam hal ini tidak boleh ditentang oleh 

siapapun. 

Kedua, ijma>’ al-kha>s}s}ah, yaitu sesuatu yang disepakati oleh orang-orang 

khusus saja. Ijmak dalam pembagian ini masih dibagi lagi menjadi enam yaitu 

pertama: ijma>’ ahl al-madi>nah (kesepakatan masyarakat Madinah), kedua: ijma>‘ 

ahl al-h}aramayn (kesepakatan masyarakat Mekah dan Madinah), ketiga: ijma>’ al-

misrain (kesepakatan masyarakat dua kota yaitu Bas}rah dan Ku>fah), keempat: 

ijma>’ al-shaikha>n atau ijma>‘ khalifatain (kesepakatan dua khalifah yaitu Abu> 

                                                      
102 Muhammad Al-Fatih Ahmad Khairuddin, Ensiklopedi Ijma’ (Solo: Zamzam, 2013) 36-37.  
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Bakr dan ‘Umar), kelima: ijma>’ khulafa al-arba’ah (al-khulafa>’ al-rashidu>n atau 

kesepakatan khalifah Abu> Bakar, ‘Umar, Uthman, dan ‘Ali), keenam: ijma>’ al-

‘itrah (kesepakatan ahl al-bai>t atau keluarga nabi).
103

 

Pembagian pertama dari enam tipologi tersebut adalah ijma>’ ahl al-

madi>nah (kesepakatan masyarakat Madinah). Pendapat ini dikemukakan oleh 

Ima>m Ma>lik ra. Menurutnya, ijma>’ ah}l al-madi>nah merupakan hujjah, yaitu ijmak 

yang dilakukan oleh kalangan sahabat atau tabi’in yang berada di Madinah. 

Apabila ada ijmak yang dilakukan setelah lewat masa dua generasi tersebut 

(sahabat dan tabi’in), maka ia tidak lagi disebut ijmak yang menjadi hujjah. Akan 

tetapi, para ulama mazhab Maliki berbeda pendapat tentang kehujjahan ijma>’ ahl 

al-madi>nah.  

Dalam hal ini pendapat mereka terbagi dua: pertama; informasi hukum 

yang disampaikan masyarakat Madinah lebih kuat dan akurat dibandingkan 

dengan ketetapan hukum yang diberikan oleh ulama di luar Madinah. Dikatakan 

demikian karena mereka paling dekat dengan kehidupan Rasulullah SAW., 

sehingga paling mengetahui apa yang diajarkan beliau. Kedua, ijmak mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan dan adat istiadat hukum tertentu, dan 

tingkat keberlakuannya sangat popular di kalangan masyarakat Madinah, seperti 

kalimat-kalimat dan tata cara adzan, iqamah, dan tentang jumlah takaran yang 

disebut dengan s}a>’ (gantang) dan mudd (pon). Dengan demikian, yang dimaksud 

ijma’> ahl al-madi>nah adalah kesepakatan dalam bidang hukum yang cara 

penetapannya terdiri atas dua cara: pertama, melalui cara periwayatan (ma’thu>r); 

                                                      
103

Abdul Rahman Dahlan,Ushul Fiqh,151-156. 
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kedua, melalui cara ijtihad (ra’yi). 

Pembagian kedua dari ijmak khusus adalah ijma>‘ ahl al-h{aramayn 

(kesepakatan masyarakat Mekah dan Madinah). Sebagian ulama us}u>l 

berpendapat bahwa kesepakatan masyarakat dari kedua wilayah Mekah dan 

Madinah tersebut merupakan hujjah. Jadi, ijmak kedua ini lebih luas lagi 

dibandingkan dengan yang pertama. Pendapat ini berangkat dari keyakinan 

bahwa ijmak terjadi hanya pada masa sahabat, sementara dua kota ini, yaitu 

Mekah dan Madinah adalah dua wilayah yang dijadikan tempat bermukim 

mereka dan berinteraksi langsung dengan Nabi.  

Pembagian ketiga dari ijmak khusus adalah ijma>’ al-mis}rain (kesepakatan 

masyarakat dua kota yaitu Bas}rah dan Ku>fah). Ijmak ini hampir sama dengan 

ijma>’ ahl h{aramain. Para ulama berpendapat bahwa ijma>’ ahl al-mis}rain juga 

merupakan hujjah. Alasan yang dijadikan dasar oleh mereka adalah dua kota ini 

merupakan konsentrasi domisili para sahabat Rasulullah SAW., sedangkan ijmak 

hanya dapat terbentuk khusus pada masa sahabat saja. Meskipun demikian, 

alasan terakhir ini kurang kuat, sebab pada kenyataannya para sahabat tidak 

bermukim di Mekah dan Madinah, atau di Bas}rah dan Ku>fah saja, melainkan juga 

di wilayah-wilayah lainnya, seperti di Irak, Yaman dan Syam (Syiria). Demikian 

juga pendapat yang menyatakan bahwa ijmak secara khusus hanya terjadi pada 

masa sahabat. Pendapat tersebut juga ada yang membantah, sebab katergorisasi 

ijmak tidak cukup hanya dibatasi pada masa sahabat, sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa ijmak dapat terjadi kapan saja pada setiap masa, 
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asalkan terpenuhi unsur-unsurnya.
104

 

Pembagian keempat dari ijmak khusus adalah ijma>’ al-shaikha>n atau ijma>‘ 

khalifatain (kesepakatan dua khalifah yaitu Abu> Bakr dan ‘Umar). Pendapat ini 

dikemukakan oleh sebagian ulama, berdasarkan hadis Nabi SAW: 

105عن حذيفة أفٌ النبي صلى الله عليه ك سلٌم قاؿ اقتدكا بالذين من بعدم أبي بكر ك عمر
 

Dari Huzaifah Ra, bahwa Nabi SAW bersabda: ‚turutilah dua orang setelah 

wafatku, Abu Bakr dan Umar. 

Pembagian ijmak khusus yang kelima adalah ijma>’ khulafa al-arba’ah (al-khulafa>’ 

al-rashidu>n atau kesepakatan khalifah Abu> Bakr, ‘Umar, ‘Uthma>n, dan ‘Ali>). 

Pendapat ini dikemukakan oleh ulama H{anafiyyah yang bernama al-Qa>d}i> Abi 

Hazm, dan menurut suatu riwayat juga dikemukakan oleh Ah}mad bin H{ambal. 

Mereka berpendapat bahwa keempat khalifah tersebut berbeda dengan sahabat 

yang lainnya, sebab kesepakatan mereka merupakan hujjah, berdasarkan sabda 

Rasulullah SAW., riwayat Irbaq bin Sariyah RA:  

كم بتقول الله ك السمع ك الطاعة كإف كاف عبدا حبسيا فإنه من يعش منكم يرل بعدل اختلافا كثبّا فعليكم بسنبٍ كسنة أكصي

106الخلفاء الراشدين الدهديبْ ك عضوا عليها بالنواجذ كإياكم كلزدثات الأمور فإف كل لزدثة بدعة كإف كل بدعة ضلالة
 

Saya berwasiat kepada kamu untuk tetap bertakwa kepada Allah, peduli dan 

                                                      
104 Hanya Abdul Rahman Dahlan yang menggunakan bahasa unsur-unsurnya, sedangkan ulama 
yang lain menggunakan istilah rukun-rukun ijmak, seperti al-Ghaza>li> yang mengungkapkan 
bahwa rukun ijmak  ada  dua, lihat selengkapnya dalam buku al-Mustasfa fi> Us}u>l al-Fiqh 228. 
105  Muh}ammad bin H{iba>n bin Ah}mad bin H{iba>n bin Mu‘a>dh bin Ma‘bad Abu> Tami>m, 
S{ah}i>h} Ibnu H{iba>n (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, t.th), vol. 13, 328.  
106  Muh}ammad bin ‘I<sa Abu> ‘I<sa al-Timridhi>, al-Ja>mi‘ al-S{ah}i>h}  Sunan al-Tirmidhi> 
(Beirut: Da>r  Ih}ya>’ al-Tura>th al-‘Arabi>, t. th), nomor hadis 2676. vol.  5, 44. Ibnu Ma>jah  
Abu> ‘Abd Alla>h bin Yazi>d, Sunan Ibnu Ma>jah (Beirut: Maktabah Abi> Mu‘a>t}i>, t.th), nomor 
hadis 42. vol. 1, 28; Ah}mad bin H{anbal ‘Abd Alla>h al-Shayba>ni>, Musnad al-Ima>m Ah}mad 
bin H{anbal (Kairo: Mu’assasah Qurt}ubi>yah, t.th), nomor hadis 17184, vol. 4, 126.   
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patuh (kepada pemimpin) walaupun (pemimpin itu) berasal dari hamba berkulit 

hitam. Sesungguhnya, barangsiapa diantara kamu yang masih hidup setelah saya 

wafat, melihat perselisihan yang hebat, maka kamu wajib berpegang kepada 

sunnahku dan sunnah khulafa>’ al-ra>shidi>n yang mengikuti petunjuk dan gigitlah 

ia dengan gerahangmu (berpegang teguhlah padanya). Waspadailah hal-hal yang 

diada-adakan, sesungguhnya semua yang diada-adakan adalah bid’ah dan 

sungguh setiap bid’ah adalah kesesatan. 

Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa kesepakatan masyarakat 

H{aramain dan Mis}rain adalah hujjah dapat dibantah, maka dua pendapat yang 

terakhir ini juga dapat dibantah. Hadis Nabi SAW di atas menegaskan bahwa al-

khulafa>’ al-ra>shidu>n adalah para sahabat yang cakap dan ahli dalam memimpin 

umat. Oleh karena itu, kepemimpinan mereka wajib diikuti dan dipatuhi. Akan 

tetapi, hal itu tidak berarti bahwa ucapan-ucapan mereka secara otomatis 

menjadi suci (ma’s}u>m), sehingga menjadi h}ujjah. 

Pembagian keenam dari ijmak khusus adalah ijma>‘ al-‘itrah (kesepakatan 

ahl al-bai>t atau keluarga nabi)
107

. Ahl al-Bayt dalam pandangan ulama Syi’ah 

adalah keturunan nabi Muh}ammad SAW. melalui putrinya, Fatimah RA. Dengan 

‘Ali ibn Abi> T{a>lib. Di kalangan ulama Syi’ah terdapat pendapat bahwa 

kesepakatan Ahl al-Bayt atas suatu hukum dianggap ijmak yang mempunyai 

kekuatan hukum terhadap orang lain. Pengertian kesepakatan yang mempunyai 

kekuatan h}ujjah di sini dilandasi oleh keyakinan bahwa Ahl Abayt Nabi adalah 

orang-orang yang ma’s}u>m (terjaga dari dosa).Ulama Syi’ah mengemukakan 

                                                      
107 Abdul Rahman Dahlan,Ushul Fiqh,151-156. 
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alasan tentang terlepasnya Ahl al-Baiyt dari dosa adalah berdasarkan beberapa 

dalil diantaranya Surah al-Ah}za>b (33): 33 

ى كىرىسيوۡلىهكىقػىرۡفى بًَۡ بػييػيوۡتًكينَّ كىلاى تػىبىػرَّجۡنى تػىبػىرُّجى الۡجى  وةى كىاىطًعۡنى اّٰوٌ ي  ييريًۡدي  اًنََّّىا ٗ   ٗ  اهًلًيَّةً الۡايكۡلىو كىاىقًمۡنى الصَّلووةى كىاوتًبْۡى الزَّكو  عىنۡكيمي  ليًيذۡهًبى  اّٰوٌ

رنا كىييطىهًٌرىكيمۡ  الۡبػىيۡتً  اىهۡلى  الرٌجًۡسى 
 تىطۡهًيػۡ

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan 

(bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, 

tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah 

bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan 

membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
108

 

Menurut ulama Syi’ah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT 

membersihkan dosa kepada ahl bayt diperkuat dengan menggunakan innama. 

Kaidah ilmu nahwu menunjukkan pengertian penguatan dan pembatasan (‘a>da>t 

al-qas}r), sebagai bukti bahwa ahl al-bayt disucikan dari segala dosa atau istilah 

lain adalah ma’su>m, oleh karena itu ijmaknya dinyatakan sebagai dalil yang kuat. 

  Dalil sunnah yang digunakan oleh Syi’ah untuk menguatkan dalilnya. 

ا ياى  ، أىيػُّهى  بػىيٍت أىهٍلى  كىعًتػٍرىبٌ  الله كًتىابى : تىضًلُّوا لىنٍ  بًهً  أىخىذٍبًيٍ  إًفٍ  مىا فًيٍكيمٍ  تػىرىكٍتي  قىدٍ  إًنٌيً  النَّاسي

 ‚Wahai sekalian manusia! Sungguh, aku telah meninggalkan pada kalian dua 

hal, yang jika kalian mengambilnya, kalian tidak akantersesat, yaitu al-Qur’an 

dan ‘itrati> ahl al-bait-ku.‛109
   

Ditinjau dari segi masanya, ijmak terbagi menjadi dua, yaitu ijmak masa sahabat 

                                                      
108

Depag, al-Qur’an dan Terjemahnya,...145. 
109

„Abi> I<sa> Muhammad ibn „I>sa> ibn Saurah al-Tirmidhi> (209-279 H), Ja>mi‟ al-

Tirmi>dhi> dalam hadis no. 3786, Kita>b al-Mana>qib „an Rasu>l Alla>h S{alla> Alla>h 

„alai>h wa Sallam, (Jordan: Bayt al-Afka>r al-Dauliyah, T.th) 508 
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dan  ijmak setelah masa sahabat. Ijmak masa sahabat adalah ijmak yang 

berkaitan dengan keputusan hukum pada masa sahabat setelah wafatnya 

Rasulullah SAW. Semua ulama sepakat dengan ke-hujjah-an ijmak pada masa 

ini, bahkan statusnya tidak diragukan lagi kalau di zaman sahabat memang ada 

ijmak. Sedangkan ijmak yang kedua adalah ijmak yang terjadi selain masa 

sahabat. Ijmak ini terjadi di masa tabi’in atau pada masa-masa setelahnya. 

Kehujjahan ijmak ini masih diperselisihkan. Akan tetapi mayoritas ulama 

berpendapat bahwa ijmak dalam kategori ini boleh dijadikan h}ujjah. 

Sedangkan ijmak jika ditinjau dari segi derajat ‚kekuatan hukumnya‛,  

terbagi menjadi dua yaitu ijma>’ qat}’i (yang bersifat pasti) dan ijma>’ z}anni (yang 

bersifat dugaan). Ijmak yang pertama, seperti ijmak para sahabat, khususnya 

yang diriwayatkan secara mutawatir dan ijmak atas perkara agama yang mutlak 

untuk diketahui. Sedangkan ijmak yang kedua seperti al-ijma>’ al-suku>ti yang 

tidak tercapai kesepakatan semua mujtahid dan hanya sebagiannya saja. 

F. Ijmak dalam Tafsir 

1. Metodologi tafsir al-Qur’an 

Metodologi tafsir berkaitan dengan pemetaan terhadap sumber tafsir, corak, 

metode dengan berbagai pendekatan, baik ideologi maupun pemikiran. Semua itu 

adalah bagian dari metodologi tafsir. Dinamika perkembangan tafsir cukup 

beragam, baik mengenai sumber, metode dan pendekatan tafsir. Dalam hal ini al-

Farmawi mampu memunculkan metode tafsir mawd}u>‘i> secara sistematis dengan 

menghadirkan corak penafsiran yang berkembang selama ini yaitu riwa>yah, 
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ijtiha>di>, fiqhi>, su>fi, falsafi>, lughawi>, dan adab ijtima>‘i>.110
 

Dinamika pemetaan tafsir terus berkembang, sebagaimana juga pernah dilakukan 

oleh Ridlwan Natsir dengan mengklasifikasikan metode penafsiran berdasarkan 

mas}a>dir al-tafsi>r (sumber penafsiran),
111manhaj al-tafsi>r (metode penafsiran)

112
 

dan lawn al-tafsi>r113
(corak atau kecenderungan penafsiran).

114
 

2. Munculnya Ijmak dalam Tafsir 

Perlu diketahui bahwa pembahasan ijmak dalam tafsir berawal dari kajian 

disiplin ilmu ushul fiqih, bahkan dari sanalah sumber pembahasan ini populer. 

Oleh karena itu, penjelasan mengenai pengertian ijmak, kehujjahan, rukun, 

syarat-syarat dan macam-macamnya, bersumber dari kajian-kajian ushul fiqih. 

Walaupun begitu, ada perbedaan antara ijmak dalam ushul fikih dengan ijmak 

dalam tafsir di dalam dua hal.  

Pertama, terkait dengan aktor munculnya ijmak. Ijmak di dalam ushul 

fikih dimotori oleh para mujtahid. Sedangkan aktor di balik ijmak dalam tafsir 

dimotori oleh mufasir itu sendiri. Kedua, objek ijmak di dalam ushul fikih 

hanyalah kajian hukum syariat. Sedangkan kajian ijmak di dalam tafsir bukan 

hanya hukum syariat, tetapi seluruh ayat al-Qur’an yang dijadikan objek kajian. 

                                                      
110 Abd Hay al-Farmawi, al-Bida>yah fi> al-Tafsi>r al-Ma‘ud}u>’i, (Kairo: Maktabah al-Mis}riyah, 
1999), 20. 
111 Sumber penafsiran  dibagi menjadi tiga, yaitu bi> al-ma‘thu>r, bi> al-ra’y dan bi al-iqtira>n. 
112 Metode penafsiran dibagi menjadi tiga.  Pertama, cara penjelasan (dibagi menjadi dua: 
baya>ni dan muqa>ran). Kedua, keluasan penjelasan (dibagi menjadi dua, ijma>li dan 
itna>bi/tafsi>li); dan yang ketiga: berdasarkan sasaran dan tertib ayat yang ditafsirkan (dibagi 
menjadi tiga: tah}li>li, mad}u>’i dan nuzu>li). 
113 Dibagi menjadi tujuh: pertama, lughawiyah atau ‘adabi; kedua, fiqh atau ah}ka>m; ketiga, 
su>fi;  keempat, i‘tiqa>di; kelima,  falsafi>;  keenam, ‘ilmi;  ketujuh, ijtima>‘i. 
114 Ridlwan Natsir, Memahami al-Qur’a>n , Prespektif Baru Tafsir Muqarin (Surabaya: CV. Indera 
Medika, 2003), 20. 
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Dengan demikian ijmak di dalam tafsir dapat berupa hukum syariat dan juga 

persoalan lainnya seperti ijmak dalam bacaan al-Qur’an (qira’at), gramatikal, 

teologi dan permasalah lainnya.  

Poin yang kedua ini memunculkan suatu pembahasan yang tidak ada dalam 

kajian ushul fiqih, seperti metode-metode yang ditempuh para mufasir untuk 

mengungkapkan ijmak dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka menyatakan 

bahwa penafsiran suatu ayat itu merupakan ijmak (disepakati oleh para mufasir). 

3. Asumsi Paradigma Ijmak dalam Tafsir 

Dalam pembahasan fikih ditemukan berbagai macam ijmak, begitu juga dalam 

pembahasan tafsir. Oleh karena itu, pembahasan ijmak menjadi sangat banyak. 

Abu> Ish}a>q al-Isfarayini berkata: kita mengetahui bahwa masalah-masalah ijmak 

lebih dari dua puluh ribu masalah.
115

 Ijmak dalam fikih kebanyakan terjadi pada 

ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum, sedangkan ijmak dalam tafsir 

mencakup segala bidang keilmuan. 

Diantara sebab-sebab munculnya ijmak dalam tafsir adalah sebagai berikut:
116

 

a. وجىد الإشحراك فى اىَعْى  (adanya kata homonym) 

Ketidak-sepakatan tersebut terjadi karena diksi al-Qur’an lebih banyak 

menggunakan lafal yang memiliki makna ganda, meskipun dalam beberapa kasus 

terdapat suatu dalil yang membatasi pada satu makna saja. Contohnya makna al-

bulu>gh yang terdapat dalam surah al-Baqarah(2): 231 di bawah ini: 

                                                      
115 Muhammad Al-Fatih Ahmad Khairuddin, Ensiklopedi Ijmak, 5. 
116Lihat detailnya Muh}ammad al-Khud}ari, al-Ijma>’ fi> al-Tafsi>r, 95-104.  Hal ini dikutip kembali 
oleh M. Afifuddin D{imyati dalam dua bukunya: pertama,‘Ilm al-Tafsi>r ‘Us}u>luh wa Mana>hijuh. 
(Sidoarjo: Lisa>n Arabi>, 2016), 51dan ‘Irsha>d al-Da>risi>n ila> Ijma>‘ al-Mufassiri>n, (Sidoarjo: 
Lisa>n Arabi>, 2016), 12-15. 
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 عٍريكؼو كىإًذا طىلَّقٍتيمي النًٌساءى فػىبػىلىغٍنى أىجىلىهينَّ فىأىمٍسًكيوهينَّ بِىعٍريكؼو أىكٍ سىرٌحًيوهينَّ بِى 

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai (akhir) idahnya, 

maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan 

cara yang baik pula…..
117

 

Dalam tafsir al-Qurt}ubi makna bulu>gh adalah qa>rabna (telah hampir berakhir), 

dengan menggunakan ugkapan ٍعْى" بيغِ" قاربِ، بإجَاع ٍِ اىعيَاء dengan argumen 

apabila masa idah sudah selesai, tidak ada pilihan lagi untuk rujuk. Akan tetapi 

makna bulu>gh di ayat berikutnya (al-Baqarah: 232) adalah selesainya masa 

idah.
118

 

Al-Bagha>wi menafsirkan bahwa ‚fa al-bulu>gh ha> huna> bulu>gh muqa>rabah‛ 

(lafalal-bulu>gh diartikan mendekati masa akhir). Sedangkan kata bulu>gh di dalam 

surah al-Baqarah: 232 diartikan benar-benar telah berakhir masa idah. Jadi lafal 

al-bulu>gh memiliki dua makna: seperti ungkapan balaghtu al-madi>nah, bisa 

diartikan ‘ketika aku sudah mendekati kota Madinah, atau ketika aku sudah 

memasuki kota Madinah.
119

Jadi lafal al-bulu>gh di atas memiliki dua makna yaitu 

dalam surah al-Baqarah: 231, beberapa ulama sepakat bahwa al-bulu>gh diartikan 

sudah mendekati masa idah. Sedangkan al-bulu>gh dalam surah al-Baqarah: 232 

diartikan sudah berakhir masa iddah.  

b. جذرٌر ٍذو اىْساع فى اٌَة  (menghilangkan kontroversi pendapat) 

                                                      
117 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 336.  
118Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abu> Bakr ibn Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazra>ji> 
al-Andalusi> al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi’ li Ah}ka>m al-Qur’a>n jilid: 2, juz: 3 (Beirut}: Da>r al-Fikr, 
2011), 103. 
119 Abu> Muh}ammad al-H{usayn bin Mas’u>d al-Bagha>wi, Tafsi>r al-Bagha>wi Ma’a>lim al-
Tanzi>l (Riya>d}: Da>r al-T{ayyibah, 1049 H),  275. 
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Paradigma ini akan muncul di kalangan para mufasir, apabila mereka menghadapi 

kontroversi berbagai penafsiran. Dalam hal ini ijmak para mufasir yang akan 

menghilangkan kontroversi tersebut, walaupun terkadang tanpa menyebutkan 

ijmak, tujuan penyebutannya adalah untuk menghilangkan kontroversi tersebut, 

sebagaimana contoh dalam surah al-Baqarah: 203: 

عْذوُداتٍ  ٍَ  ًٍ َ فًِ أٌَها  .......وَارمُْرُوا اللَّه

Inti pembahasan ijmak dalam ayat ini adalah terfokus pada d}amir lafal udhkur>. 

Al-Qurt}ubi mengatakan bahwa tidak ada perbedaan (la> khila>f) sesungguhnya 

mukha>tab-nya adalah orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. 

Sedangkan para mufasir yang lain mengatakan bahwa mukha>tab ayat tersebut 

juga kepada orang yang tidak berhaji. 

c. ٍِاىرد عيى اىَخاىف (menolak pendapat yang menyimpang) 

Banyak hal yang mendorong firqah al-munh}arifah (kelompok yang menyimpang) 

menjadikan dalil al-Qur’an sebagai hujjah untuk membenarkan kebid’ahannya 

dan kesesatannya. Untuk itu para ulama muncul dalam rangka menolak sekaligus 

menentang pendapat mereka yang menyeleweng itu, dengan menegaskan bahwa 

apa yang dikatakan mereka menyalahi pendapat para ulama salaf, karena para 

ulama salaf lebih memahami al-Qur’an, bahasa Arab, dan jauh dari hawa nafsu 

serta kesesatan. Contohnya penafsiran al-Qurt}ubi> mengenai surah al-S{a>ffa>t [37]: 

162 yang menolak paham Qadariyah. Dalam hal ini al-Qurt}ubi> mengutip 

pendapat ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azi>z yang menyatakan bahwa ‘apabila Allah 

menghendaki tidak didurhakai, maka Allah tidak akan menciptakan Iblis, sebab 

Iblis adalah bapaknya keburukan. Tetapi Allah menciptakannya karena seluruh 
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yang ada di dunia ini di bawah kekuasaan Allah.’ 

d. اىحرجٍخ (mengutamakan suatu pendapat atas pendapat yang lain) 

Salah satu poin penting dalam pembahasan ijmak adalah tarji>h}. Ketika suatu ayat 

ditafsirkan dengan beragam, maka harus dilakukan seleksi agar orang yang 

memahami tafsir itu tidak liar. Inilah pentingnya tarji>h}.  Contoh tarji>h }dapat 

dilihat dalam penafsiran surah al-Baqarah [2] ayat 196: 

قىةو أىكٍ نيسيكو فىمىنٍ كافى مًنٍكيمٍ مىريًضان أىكٍ بًهً أىذلن مًنٍ رى   أٍسًهً فىفًدٍيىةه مًنٍ صًياوـ أىكٍ صىدى

Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia 

bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah 

atau berkorban.
120

 

Makna fidyah tersebut masih umum, apakah fidyah sifatnya li al-takhyi>r atau 

tidak? Oleh karena itu, dibutuhkan pendapat yang ra>jih agar pemaknaan tersebut 

tidak salah. Sedangkan pendapat yang raji>h }menyatakan bahwa fidyah ini 

sifatnya adalah li al-takhyi>r. 

e. ٍعْى فاسذدفع جىه ٌ  (untuk menolak dugaan makna yang salah) 

Faktor yang kelima ini adalah seperti sujud para Malaikat kepada Nabi Adam AS 

yang terdapat dalam al-Qur’an surah al-Baqarah: 34 

ىـ فىسىجىديكا إًلاَّ إًبلًٍيسى  ةً اسٍجيديكا لًآدى ئًكى افًريًنى  كىإًذٍ قػيلٍنىا للًٍمىلاى  أىبىى كىاسٍتىكٍبػىرى كىكىافى مًنى الٍكى

dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada ara Malaikat, ‘Sujudlah kamu 

kepada Adam’ maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Ia enggan dan takabur dan 

                                                      
120 Depag, al-Qur’an dan Terjemahnya, 91. 
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adalah ia termasuk golongan yang kafir.
121

 

Al-Qurt}ubi mengatakan, terjadi perbedaan pendapat tentang tata cara sujud 

malaikat kepada Nabi Adam setelah mereka sepakat bahwa sujud bukanlah sujud 

dengan maksud ibadah,
122

sebagaimana sujud para saudara Nabi Yu>suf, kepada 

Nabi Yu>suf yang tertuang dalam surah Yu>suf : 100 

مى مًنٍ قػىبٍلي قىدٍ جىعى  ا تَىٍكًيلي ريؤٍياى ا كىقىاؿى ياى أىبىتً هىذى لىهىا رىبيًٌ حىقِّا كىقىدٍ أىحٍسىنى بي إًذٍ أىخٍرىجىبًِ مًنى كىرىفىعى أىبػىوىيٍهً عىلىى الٍعىرٍشً كىخىرُّكا لىهي سيجَّدن

اءى بًكيمٍ مًنى الٍبىدٍكً مًنٍ بػىعٍدً أىفٍ نػىزىغى ال جٍنً كىجى ا يىشىاءي إنًَّهي هيوى الٍعىلًيمي الحىٍكًيمي السًٌ  شَّيٍطىافي بػىيٍبًِ كىبػىبٍْى إًخٍوىبٌ إًفَّ رىبيًٌ لىطًيفه لًمى

Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. Mereka (semuanya) 

merebahkan diri seraya sujud kepada Yu>suf. (Yu>suf) berkata, ‘Wahai ayahku 

inilah ta'bir mimpiku yang dahulu itu; Sesungguhnya Tuhanku telah 

menjadikannya suatu kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik 

kepada-Ku, ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa 

kamu dari dusun padang pasir, setelah setan merusakkan (hubungan) antaraku 

dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang 

Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui, Maha 

Bijaksana.
123

 

f. لسالفة تَكيل الآية للظاهر أكا لغالب بَ الإستعماؿ(perbedaan penakwilan ayat dengan bunyi 

z}ahirnya atau penggunaannya secara umum) 

Ada suatu lafal yang z}ahirnya atau menurut penggunaan kata itu secara umum 

bermakna ‚A‛, tetapi karena ada beberapa alasan, kemudian ia dimaknai ‚B‛, 

                                                      
121Ibid., 7. 
122 Al-Qurt}ubi, al-Ja>mi’ li Ah}ka>m al-Qur’a>n,  jilid 1, juz 2, 257. 
123 Depag, al-Qur’an dan Terjemahnya, 248. 
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sebagaimana contoh dalam surah al-Baqarah ayat 54: 

رئًًكي و ىاذكًيمي الٍعًجٍلى فػىتيوبيوا إًلىى باى إًذٍ قىاؿى ميوسىى لقًىوٍمًهً ياى قػىوًٍـ إًنَّكيمٍ ظىلىمٍتيمٍ أىنػٍفيسىكيمٍ بًاتخًٌ رئًًكيمٍ ىْ يػٍره لىكيمٍ عًنٍدى باى مٍ فىاقػٍتػيليوا أىنػٍفيسىكيمٍ ذىلًكيمٍ خى

 فػىتىابى عىلىيٍكيمٍ إًنَّهي هيوى التػَّوَّابي الرَّحًيمي 

dan (ingatlah), ketika Mu>sa berkata kepada kaumnya, ‘Wahai kaumku, 

Sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri karena kamu telah 

menjadikan ‘ijl (anak lembu sembahanmu), maka bertobatlah kepada Tuhan yang 

menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada 

sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima tobatmu. 

Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
124

 

Perintah dalam ayat ini adalah untuk membunuh orang lain, walaupun makna 

z}ahir ayat ini adalah agar setiap orang membunuh dirinya sendiri, sedangkan 

yang dimaksud membunuh dirinya sendiri (makna takwil) dalam ayat ini adalah 

membunuh nafsu yang ada dalam diri sendiri. 

g.  قطع احتماؿ ألفاظ الآية على غبّ الدراد بها صراحة.، لشا لايتم معناها إلا به (memastikan makna yang 

menyempurnakan maksud suatu ayat karena makna itu tidak tersebutkan 

didalam redaksi secara jelas) 

Dalam hal ini membahas maksud dari kata lah}ma al-khinzi>r  yang terdapat dalam 

surah al-Baqarah [2] ayat 173:  

غو كىلاى عىادو فىلاى  إًنََّّىا حىرَّىـ عىلىيٍكيمي  مى الٍخنًٍزيًرً كىمىا أيهًلَّ بًهً لغًىبًٍّ اًَّّٰ فىمىنً اضٍطيرَّ غىيػٍرى باى ىـ كىلحىٍ يػٍتىةى كىالدَّ   إًبٍٍى عىلىيٍهً إًفَّ اَّّٰى غىفيوره رىحًيمه الٍمى

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, 

dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi 

                                                      
124 Ibid, 9. 
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barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.
125

 

Dalam ayat ini yang diharamkan hanya daging babi dan tidak ada penjelasan 

keharaman lemaknya. Disini ijmak menyatakan bahwa lemak babi juga haram. 

Diantara penyebab para mufasir menyalahi (tidak sesuai) dengan ijmak adalah: 

Pertama, kurang memperhatikan periwayatan dari ulama salaf dan tidak adanya 

pemilahan riwayat yang sahih maupun riwayat yang d}ai>f. Kasus tersebut terjadi 

karena kebanyakan dari mereka menukil periwayatan yang gha>rib, d}ai>f bahkan 

mungkar yang tidak terdapat dalam kitab-kitab tafsir al-mu’tamadah dari 

beberapa tafsir bi> al-ma’thu>r. 

Kedua, keyakinan mufasir terhadap sesuatu yang batil atau kelompok 

fa>sidah, yang menafsirkan al-Qur’an tidak sesuai dengan ijmak ulama salaf, maka 

akan muncul kontroversi yang disebabkan oleh kebidahannya dan hawa nafsunya. 

Ketiga, menafsirkan Al-Qur’an hanya berdasarkan teks (literalis), tanpa melihat 

siapa yang bicara, dalam peristiwa apa ayat itu turun atau kepada siapa ayat 

tersebut ditujukan. 

Keempat, memegang teguh pendapat yang sha>dh dan pendapat yang ‚z}a>lah 

al-‘a>lim (menyimpang dari pendapat ulama), dengan mengungkapkan penafsiran 

baru yang berbeda dengan ijmak sebelumnya, seperti pendapat Da>wud al-Z{a>hiri 

yang mengatakan bahwa yang diharamkan adalah daging babi bukan lemaknya. 

4. Metode, Sumber dan Kontribusi Ijmak dalam Tafsir 

                                                      
125Ibid., 27. 
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a. Metode untuk menemukan ijmak dalam tafsir 

Menurut Musa>‘id al-Tayyar, ada dua metode untuk menemukan ijmak 

(kesepakatan) dalam penafsiran al-Qur’an, yaitu:
126Pertama, menemukan kutipan 

langsung dari para mufasir yang menyatakan ijmak dalam penafsiran mereka, 

seperti Ibnu Jari>r al-T{abari>, Ibnu‘At}iyyah dan lain-lain, karena pernyataan ijmak 

mereka secara tertulis tersebut membuktikan bahwa mereka telah melakukan 

penelitian terhadap pendapat-pendapat ulama. Dengan demiikian, tugas bagi 

seorang peneliti adalah mengkaji kembali validitas jmak yang mereka ungkap, 

dengan memastikan bahwa tidak ada perbedaan tentang penafsiran yang mereka 

lakukan. Cara kedua adalah mengkaji kembali pendapat-pendapat para mufasir 

dan mengambil hukum yang telah disepakati. Cara pertama lebih bersifat 

menerima pendapat orang lain. Sedangkan cara yang kedua lebih menekankan 

aspek kemandirian dalam penelitian.  

Sedangkan menurut M. Afifuddin Dimyathi, ada tiga cara untuk 

menemukan ijmak di dalam tafsir:
127Pertama, adanya ungkapan ‚ajma’a al-

mufassiru>n ’ala> kadha>.....‛ (para mufasir telah bersepakat tentang ....).  Metode 

ini adalah yang paling utama dan paling banyak kebenarannya,sebab  hal itu 

tertuang langsung di dalam tulisan seorang mufasir. Kedua, mengkaji ulang 

kitab-kitab yang menghimpun hasil kesepakatan para ulama dan fuqaha>’, seperti 

karya Khud}ari> dengan judul ijma>‘ fi> al-tafsir>,karya Ibnu al-Mundhir dengan judul 

ijma>‘ li ibn Mundhir dan lain sebagainya. Cara ketiga adalah meneliti pendapat 

para mufasir dan mengamati persamaan penafsiran mereka. 

                                                      
126 Musa>‘id al-T{ayya>r, Fus}ul fi> Us}u>l al-Tafsi>r, 70-71.  
127 M. Afifuddin Dimya>t}i, ‘Ilm al-Tafsi>r, 53.  
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b. Sumber  dan klasifikasi ijmak dalam tafsir 

Sebuah produk tafsir yang dihasilkan harus mampu menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tentang otoritas, validitas, dan kelenturan tafsir dalam 

merespon berbagai persoalan epistemologi tafsir. Uji validitas tafsir bertujuan 

agar tafsir yang dihasilkan betul-betul menggunakan metode yang benar.
128

 

Validitas substansi tafsir dapat diukur melalui tiga teori. Pertama, teori 

koherensi yaitu penafsiran dianggap benar apabila ia sesuai dengan proposisi-

proposisi sebelumnya dan konsisten menerapkan metodologi yang dibangun oleh 

setiap mufasir. Kedua; teori korespondensi yaitu penafsiran dikatakan benar 

apabila cocok dan sesuai dengan fakta ilmiah yang ada di lapangan. Teori ini 

dapat digunakan untuk mengukur kebenaran tafsir ilmi. Ketiga, pragmatisme 

yaitu sebuah penafsiran dikatakan benar apabila ia secara praktis mampu 

memberikan solusi praktis bagi problem sosial yang muncul. Artinya hasil 

penafsiran tersebut bukan hanya tertumpuk di dalam lembaran-lembaran kertas, 

akan tetapi bisa masuk ke ranah kehidupan masyarakat.  

Teori korespondensi dan koherensi adalah teori kebenaran terhadap 

kenyataan.
129

Sedangkan teori yang ketiga adalah teori pragmatis dan dianggap 

sebagai teori oportunis. Sebuah kebenaran dapat diterima oleh seseorang tapi 

mungkin tidak sesuai dengan orang lain. 

Dilihat dari ruang penulis dan pembaca, validitas penafsiran juga dapat 

diukur dari dua arah yaitu dari insider dan outsider. Penafsiran yang benar adalah 

                                                      
128 Helfi, “Kritik Abdul Karim Amrullah Terhadap Budaya Adat di Minangkabau dalam Tafsir al-
Burha>n” (Disertasi – UIN Sunan Ampel, Surabaya  2018), 21.  
129 Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma dan 
Sistem Islam (Jakarta: Gema Insane, 2004), 12. 
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penafsiran yang dilakukan oleh insider dan dapat diterima oleh outsider.130
 

Selanjutnya untuk menguji validitas konten tafsir juga dapat dilakukan 

dengan merujuk kepada kriteria hadis sahih dan sesuai dengan fakta dan rasional. 

Terkadang ada hadis yang kandungannya bertentangan dengan akal sehat dan 

sulit diinterpretasikan secara rasional. Kandungan hadis terkadang bertentangan 

dengan pokok ajaran Islam. seperti iming-iming pahala yang besar dengan 

perbuatan kecil.
131

Pada akhirnya penelitian terhadap tafsir akan fokus kepada 

tiga aspek: pertama; kualitas konten tafsir, kedua; orisinilitas tafsir dan yang 

ketiga; universilitas tafsir.
132

 

Unsur-unsur yang perlu dihindari agar tafsir menjadi benar adalah 

terhindar dari al-shudhu>dhah (kejanggalan) dan terhindar dari ‘illat (cacat). 

Indikator tafsir yang benar adalah tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak 

bertentangan dengan hukum al-Qur’an yang muh}ka>m, tidak bertentangan dengan 

hadis mutawa>tir, tidak bertentangan dengan amalan ulama salaf, tidak 

bertentangan dengan dalil yang pasti (qat}’i), dan tidak bertentangan hadis 

sahih.
133

 

c. Kontribusi Ijmak dalam Tafsir 

Setiap penelitian dari suatu disiplin ilmu hampir dapat dipastikan 

memiliki kontribusi di dalam disiplin ilmu yang dimaksud. Ijmak dalam tafsir 

memiliki kontribusi diantaranya, pertama, mengetahui ayat-ayat yang 

                                                      
130 Richard C. Martin, Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama, Terj. Zakiyuddin Bhaidawy 
(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 254. 
131 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 128. 
132 Muhammad Ulinnuha, Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir (Jakarta: Azzamedia, 215), 262. 
133 Muhammad ‘Aja>j al-Khati>b, al-Mukhtas}ar al-Wajh Ulu>m al-Hadis (Damaskus: Mu’assasah 
al-Risa>lah, 2001), 129. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

68 
 

 

penafsirannya telah disepakati secara sah}i>h}, dan umat Islam wajib untuk 

mengikutinya dan tidak boleh ada yang menentangnya, seperti kewajiban shalat 

dan puasa. Kedua, untuk mengetahui orang yang salah tafsir dan menutup celah 

bagi orang yang berani mengada-adakan perkataan atas nama Allah tanpa 

didasari ilmu. Ketiga, meyakinkan jiwa bahwa makna suatu ayat yang 

dimaksudkan sesuai dengan kehendak Allah. 
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BAB III 

AL-QURTUBI DAN TAFSIR AL-JA<MI’ LI AHKA<M AL-QUR’A<N 

 

A. Biografi Al-Qurtubi 

Penulis kitabatafsir Al-Ja>mi’ li Ahka>m Al-Qur’a>n adalah Al-Imam 

Abu Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Ansari Al-

Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Mufasir atau yang dikenal dengan 

panggilan Al-Qurtubi.
134

Al-Qurtubi adalahunama salah satu daerah yang 

terletak di Andalusia (sekarang Spanyol), yaitu Cordoba yang di-nisbah-kan 

kepadanya. Abd. Allah bin Muhammad bin Ramyan dalam bukunya
135

 

menambahkan gelar Al-Maliki karena dinisbahkan kepada madhhab Maliki. 

Nama kunyah-nya Abu Al-Abbas. Sedangkan, nama laqab-nya adalah Diya>’ 

Al-Di>n dan Jama>l Al-Di>n. Seiring berjalannya waktu tafsir ini terkenal dengan 

sebutan tafsiriAl-Qurtubi.
136

 

Para ahli sejarah sepakat bahwa tahun kelahiran Al-Qurtubi adalah 

578 H. Akan tetapi, tidak ditemukanariwayat yang menyatakan hari dan bulan 

kelahirannya dengan jelas. Namun, Al-Qurtubi hidup ketika wilayah 

Andalusia saat itu beradaldi bawah  kekuasaan dinasti Muwahhidun yang 

berpusat di AfrikakBarat dan Bani Ahmar di Granada (1232-1492 M) 

,yaitujsekitar abad ke-7 Hijriyah atau 13 Masehi. 

Al-Qurtubi dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan 

                                                      
134

 Muhammad Husain Al-Dhahabiy,al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n (Kairo: Dar al-Hadith, 2005 ), vol 

2,  401. Lihat juga: Jalal Al-Din „Abd Al-Rahman Al-Suyuti, Tabaqa>t Al-Mufassiri>n, (tt: 

Maktabah Wahbah, tt), 95. 
135

Abd Allah bin Muhammad bin Ramyan, Ara>’u al-Qurt}ubi> wa al-Naziri al-I‘tiqa>diyah (t.t: Dar 

ibn Jauzi 1427 H), 91. 
136

 Muh}ammad‘Ali „Ayazi, al-Mufassiru>n Haya>tuhum wa Mana>hijuhum (Teheran: Wizarah Al-

Thaqafah wa Al-Insha‟ Al-Islam, 1993),408. 
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keilmuan. Orang tuanya adalah seorang yang rajin menuntut ilmu serta 

mencintai para ulama. Ibnu Farh menulis dalam bukunya bahwa Abu Al-

Abbas, salah satu sebutan Al-Qurtubi, melakukan rihlah dengan ayahnya 

ketika ia masih kecil ke Mesir, Mekkah, Madinah, Palestina, Iskandaria,gdan 

lain-lain. PertumbuhanaAl-Qurtubi dalam tradisi ilmiah ini 

memberikanodampak yang besar bagilkehidupannya, sehingga ia menjadi 

seorang ulama besar.
137

 

Setelah tinggal beberapa waktu di Cordoba, Al-Qurtubi memutuskan 

untuk pindah ke Mesir dan menetap di sana.Ia wafat dan dimakamkan di 

Mesir pada malam Senin, 9 Syawal tahun 671 H. (1273 M). Makamnya 

berada di kota Elmeniya sebelahitimur Sungai Nil.
138

 

Al-Qurtubi adalah salah seorangiulama yang terkenal danisangat 

zuhud terhadap urusan yang berhubungan dengan perkara dunia, bahkan ia 

sudah mencapai tingkatan ma‟rifatullah karena waktunya lebihubanyak 

digunakan untuk menyibukkan diri dalam urusan yang berhubungan dengan 

perkara akhirat. Kesehariannya hanya dihabiskanudengan beribadah, belajar, 

dan berkarya. Bahkan,dalam Al-Tafsi>r wa Al-Mufa>ssiru>n disebutkan bahwa 

Al-Qurtubi  adalah seorangeimam yang cerdas dan mempunyai pengetahuan 

yang luas.
139

 

Perjalanan intelektualitas Al-Qurtubi berawal dari kota kelahirannya, 

yaitu Cordoba. Di kotahtersebut, ia mempelajari banyakailmu, seperti 

gramatikal Arab, syair-syair,udan Al-Qur‟an. Di kotahitu, ia juga 

                                                      
137

Ibnu  Ramyan,Ara‟u al-Qurtubi wa Al-Naziri Al-I„tiqadiyah, 98.  
138

 Ibid., 6. 
139

Muhammad Huseyn Al-Dhahabi, Al-Tafsi>r wa Al-Mufassiru>n , 401. 
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mendapatkan banyak pengetahuan dalam bidang fikih, nahwu, qira‟at, 

balaghah, dan ulu>m al-Qur’a>n. 

KeilmuanaAl-Qurtubi tumbuhudan berkembang bersamaanodengan 

tumbuh-kembangnya ilmu pengetahuan di Maghriba(Maroko) danoAndalusia 

(Spanyol) padagmasa Al-Muwahidin tahun 514-668 H. Hal ini, sesuai dengan 

pernyataan Muhammad bin Tumart, pendiri Daulah Al-Muwahidin, 

bahwanAl-Qurtubigmempunyai peran penting dalam perkembanganukeilmuan 

dengan karya-karyanya. Ia juga merupakan salahasatu penulis produktif yang 

adasdi Andalusia pada waktu itu. Perkembangan keilmuannya tersebut cukup 

pesatasampai seperempat Andalusia dan sekitarnnya. Haleitu, juga dibarengi 

denganomunculnya para ilmuan dalam bidanguilmujfikih, hadis, tafsir, dan 

qira‟at. Selainuitu, ilmuan di bidangobahasa, sejarah,danosastra.
140

 

Dalam perjalanan dariksatu tempat ke tempatoyang lain, Al-Qurtubi 

banyakuberkenalan denganuorang-orang yang memberikanokontribusi besar 

terhadap keilmuanidan perkembanganuintelektualitasnya (thaqafah). Aktivitas 

intelektualitas (thaqafah) Al-Qurtubi terbagi menjadijdua tempat, yaitu ketika 

di CordobaqAndalusia dan‟di Mesir. Sewaktu di Cordoba, ia sering belajar 

dan menghadiri halaqah-halaqah yang biasa diadakan di masjid-masjid dan 

madrasah-madrasah milik para pembesar Andalusia saat itu. Banyaknya 

halaqah tersebut, juga diimbangi dengan maraknyalpembangunan madrasah-

madrasahodan koleksimperpustakaan di setiapuibu kota dan perguruanetinggi 

di sana. Madrasah, perpustakaan, dan perguruan tinggi saat itu, menjadi 

                                                      
140

Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, Al-Ja>mi’  li Ahka>m Al-Qur’a>n. 

(Beirut: Dar Al-Fikr, 2011), 6. 
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sumberuilmu pengetahuanodi Eropa dalamawaktu yang lama. Dari 

sinilah,ointelektualitasopertama Al-Qurtubi dimulai.
141

 

Kesuksesan seseorang tidak luput dari jasa orang-orangayangoada di 

sekitarnya, termasuk para guru. Berikutoadalah nama-namazsyeikh Al-Qurtubi 

di Cordoba, antara lain Abu Ja„far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad 

Al-Qaysi, yang dikenaludenganesebutan Ibnu Abi Hujjah. Abu Ja„far adalah 

seorangeAl-muqri‟ dan ahlilnahwu (643 H.); Al-Qadi Abu „Amir Yahya ibn 

„Amir bin Ahmad bin Muni‟ (839 H.),Yahyabin „Abd.Al-Rahman bin Ahmad 

bin „AbdAl-Rahman bin Rabi„ (639 H.), dan Abu Sulayman Rabi„ bin 

„Abd.Al-Rahman bin Ahmad Al-Ash‟ari Al-Qurtubi (632 H.).Abu Sulayman 

Rabi„ bin „Abd.Al-Rahman bin Ahmad Al-Ash‟ari Al-Qurtubi  

adalahoseorang hakim di Andalusia hingga jatuh ke tangan Perancis. 

Kemudian, Ia  pindahuke Syubailiah hinggammeninggal di sanalpada tahun 

632 H.Abu Amir Yahyabin „Abd.Al-Rahman bin Ahmad Al-Ash‟ari dikenal 

sebagai seorang ahli hadis, teolog, dan fikih. Ia wafat pada tahun 839 H. Abu 

Hasan Alibin „Abd. Allah bin Muhammad bin Yusuf Al-Ansari Al-Qurtubi 

Al-Maliki  dikenal dengan sebutan Ibnu Qutal. Ia pernah menjabat sebagai 

seorang hakim dan wafat di Marakish pada tahun 651 H. Abu Muhmmad 

„Abd. Allah bin Sulayman bin Dawud bin Hautillah Al-AnsariAl-Andalusi 

(612 H.). Ia terkenalisebagai seorangoahli hadis, penyair, dan ahli nahwuudi 

Andalusia. Ia juga pernah menjadi Qadi di Cordoba dan tempat lainnya.
142

 

Al-Qurtubi dikenalememiliki semangatimembara dalamamenuntut 

                                                      
141

Ibid., 18. 
142

 Ibid., 15-16. 
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ilmu. KetikahPerancis menguasailCordoba pada tahun 633 H./1234 M., ia 

pergi meninggalkanoCordoba untuk mencarililmu ke negeri-negeri lainoyang 

ada di wilayaheTimur. Kemudian, ia melakukan rihlah talab al-„ilm, menulis 

danobelajar dengan ulama-ulamadyang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, 

Al-Fayyum, Kairo, dan wilayah-wilayahulainnya, hingga akhirnya 

beliaulwafat pada malam Seninetanggal 9 Syawal tahun 671 H./1272 M. Ia 

dimakamkanadi Munya, kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara.
143

 

Al-Qurtubi menuntut ilmu darijsatu tempatake tempat yang 

lain,seperti dari Andalusia ke Mesir. Ia menetap di kota Iskandariyah, lalu 

pergi melewati Kairohdan menetap di Qaus. Selamamperjalananltersebut,ia 

belajar kepada setiapkulama yang ia jumpai. Guru-guru Al-Qurtubi ketika di 

Mesir, diantaranya Abu Bakr Muhammad bin Al-Walid (1059-1126 M./451-

520 H.). Sedangkan,opada saat di Andalusia, ia belajar di madrasah Al-

Turtusi. Di sana, ia diajar oleh beberapa guru, di antaranya adalah Abu Tahir 

Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, Ibn Al-Jamiziy Baha‟Al-

Din „Ali bin Hibbatullah bin Salamah bin Al-Muslim bin Ahmad bin „Ali Al-

Misri Al-Shafi„i, Ibnu Ruwaj Rashid Al-Din Abu Muhammad „Abd.Al-

Wahhab bin Ruwaj, dan Abu Al-„Abbas Ahmad bin „Umar bin Ibrahim Al-

Maliki, seorangupenulis kitab Al-Mufhim fi Syarh Muslim.  

Adadyang mengatakan bahwagkitab Al-Tadhkirah fi Ahwa>l Al-

Mawta wa Umu>r Al-A<khirah juga dikarang olehnya. Ia wafat pada tahun 656 

H.Abu Muhammad Rashid Al-Din „Abd al-Wahhab bin Dafir meninggalapada 

                                                      
143

 Ibid., 19. 
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tahun 648 H.; Abu Muhammad „Abd Al-Mu‟ati bin Mahmud bin „Abd 

Mu‟atti bin „Abd Al-Khaliq Al-Khamhi Al-Maliki Al-Faqih Al-Jahid wafat 

tahun 638 H.;Abu„Ali Al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin 

Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Amrawuk Al-Bakr Al-

Qarsyi Al-Naysaburi Al-Damasyqi Al-Imam Al-Musnid meninggaludi Mesir 

tahun 656 H., dan Abu Al-Hasan „Ali bin Hibah Allah bin Salamah Al-Misri 

Al-Shafi‟i meninggal pada tahun 649 H.Ialdikenal sebagailseorang mufti Al-

muqri.144 

Itulah beberapasnama guru Al-Qurtubi yangotelah membentuk 

karakter intelektualitasadan pribadinya. Pergaulannyaldengan guru-guru 

(shuyukh dan asatidh) yang didominasi denganagelar hakim (al-qadi), ahli 

fikih, hadis, bahasa Arab, danusebagainya memberispengaruh terhadap 

lahirnyalkarya-karya yang fenomenaladari dulu hingga sekarang. 

Islam masuk Cordoba (Spanyol) pada masa pemerintahan Bani 

Umayyah (756-1031 M.) yang sekarang ibu kota Provinsi Andalusia, 

Spanyol.
145

Islam masuk  ke Spanyol sebab jasa beberapa orang, diantaranya 

Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tariq bin Ziyad lebih 

terkenal sebagai penakluk Spanyol dari pada Tarif bin Malik walaupun lebih 

dahulu masuk Spanyol, yaitu  tahun 705. Pada tahun 711 Tariq bin Ziyad 

melakukan ekspansi ke Spanyol dengan membawa pasukan yang berjumlah 

7.000 orang. Mereka ingin melanjutkan keberhasilan pendahulunya atas 

perintah Musa bin Nusair, Gubernur Afrika Utara waktu itu. Kekacauan yang 

                                                      
144

 Ibid., 18. 
145

Azumardi Azra, Ensiklopedi Islami (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, t.th), vol. 15 275 
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terjadi di kerajaan Visigothic pada saat itu membawa Tariq lebih mudah 

menaklukan dan menguasai wilayah-wilayah Spanyol, seperti Toledo, Sevila, 

Malaga, Elvira, dan Cordoba. 

Cordoba mulai mengalami kemajuan semenjak pemerintahan 

„Abd.Al-Rahman Al-Dakhil (756-788 M.). Ia menjadi khalifah selama 32 

tahun dan berhasil menjadikan Cordoba sebagai ibu kota Spanyol. Pada 

periode tersebut, umat Islam Spanyol mulai memeroleh kemajuan dalam 

berbagai bidang, baik politik, maupun peradaban walaupun berbagai ancaman 

dan kerusuhan kecil masih terjadi. Secara politik, Spanyol sudah terpecah 

menjadi beberapa negara. Akan tetapi, kehidupan ilmiah di Maghrib (Maroko) 

dan Andalusia (Spanyol) pada masa Al-Muwahhidin (514-668 H), dinasti 

yang berpusat di Afrika Utara, tetap berjalan dan berkembang pesat. Pada 

masa itu Al-Qurtubi masih tinggal di Andalusia. Diantara faktor yang 

menyebabkan gerakan ilmiah pada waktu itu adalah 

a. Cordoba merupakan kota yang menyimpan banyak buku dan karya tulis, 

b. Cordoba mendapat dukungan dari pendiri Daulah Al-Muwahhidin agar 

seluruh rakyatnya memeroleh ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya.
146

 

Al-Qurtubi merupakan salah seorang pembesar madhhab fiqih 

Maliki pada zaman itukarena ia belajar di Andalusia dan Maghrib kepada 

penganut madhhab Maliki. Ibn Kathir menulis bahwa Abu Al-Abbas Al-

Ansari Al-Qurtubi adalah seorang pakar fikih yang bermadhhab Maliki dan 
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Ibid: 86 
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pakar hadis.
147

 

Kecintaan Al-Qurtubi terhadap ilmu membentuk pribadi yang saleh, 

zuhud, arif, dan banyak menyibukan diri untuk kepentingan akhirat. Waktunya 

„diwakafkan‟ untuk dua hal, yaitu menghadap Allah untuk beribadah kepada-

Nya dan menulisikitab.
148

 Paradulama mengenal sosok Al-Qurtubi 

sebagailulama dari kalangan Maliki, ahli fikih, ahli hadis, dan sebagainya 

karena ia banyak menginggalkanekarya-karya besar yang sangat bermanfaat. 

Karya-karyanyaimeliputi berbagai bidang, seperti tafsir, hadis, qira‟at, dan 

lain sebagainya. Diantara kitab-kitabnyalyang terkenal adalah sebagai berikut: 

a. Al-Ja>mi’ li Ahka >m Al-Qur’a>n. Kitab ini berisi tentang tafsir Al-Qur’an dan 

memiliki corak fikih; 

b. Al-Asna fi Syarh Asma >’ Alla>h Al-Husna>; 

c. Kitab Al-Tadhkirah fi Ah}wa>l Al-Mawt wa Umu>r Al-A<khirah; 

d. Kitab Al-Tidha>r fi Afda>l Al-Adhka>r; 

e. Kitab Sharh Al-Tuqsa> fi al-Hadi>th Al-Nabawi; 

f. Kitab Qamh Al-Hars bi Al-Zuhd wa Al-Qana’ah.; 

g. Al-I‘la >m bima fi Di>n Al-Nas}a>ra min Al-Mafa>sid wa Awha>m wa Izha>r 

Maha>sin  Din Al-Isla>m; 

h. Risa>lah fi Alqa>m Al-Hadi>th; 

i. Al-Misba>h fi Al-Ja>m‘i  bayn Al-Af’a>l wa Al-Sih}a>h} (fi ‘Ilmi Luga >h). Karya 

ini adalah kitab tentang bahasa Arab hasil ringkasan Al-Qurtubi dari kitab 

                                                      
147

Ibnu Kathir, Al-Bida>yah wa Al-Niha>yah (Kairo, Dar Ihya‟ Al-Turath Al-Islami, 1988), vol. 13, 

226.  
148

 Mahmud Hamdi Zaqzuq, Ma’usu >’ah al-A’la>m al-Fikri al-Isla>mi (Kairo: Wiza>rah al-Auqa>f  al-

Majlis  Al-A’la>  li Shu’u >n al-Isla>miyah, 2007), 831-832.  
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Al-Af’al karya Abu Al-Qasim ‘Ali ibn Ja’far Al-Qatta’ dan kitab Al-

Sah}h}a>h} karya Al-Jawhari; dan
149 

j. Al-Luma>’ Al-Lu’lu’iyah fi Al-‘Ishrina>t Al-Nabawiyyah wa Ghairiha.150 

 

B. Al-Tafsi>r Al-Ja>mi’ li Ah}ka>m Al-Qur’a>n 

1. Latar Belakang Penulisan 

Salah satu karya terbesar Al-Qurtubi adalah kitab yang ia namai dalam 

muqaddimahnya, al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n wa Mubayyin lima 

Tadammanah min al-Sunnah wa Ay al-Furqa>n. Dilihat dari judul lengkapnya, 

kitab tersebut mengandung himpunan hukum-hukum Al-Qur‟an dan 

penafsiran, baik dari as-sunah, maupun ayat-ayat Al-Qur‟an. Kitab tersebut 

sering disebut dengan Tafsir Al-Qurtubi. Penyebutan tersebut dapat dimaklumi 

karena karya seorang yang mempunyai nisbah nama Al-Qurtubi. Pada halaman 

sampul kitab tertulis judul Tafsi>r Al-Qurt}ubi> Al-Ja>mi‘ li Ahka>m Al-Qur’a>n. 

Dalam mukadimahnya tertulis kalimat sammaitu yang memiliki arti„aku 

namakan‟. Dengan demikian pemberian judul tafsir tersebut memang berasal 

dari pengarangnya.
151

 

Latar belakang Al-Qurtubi menyusun kitab tersebut telah dijelaskan 

pada bagian mukadimah tafsirnya.Ia berkata,“Al-Qur‟an adalah kitab Allah 

yang mengandung Ulu>m Al-shara’, yaitu berupa masalah hukum dan 

                                                      
149

 Ibid., 9. 
150

Muhammad Husayn Al-Dhahabi, Al-Tafsi>r wa Al-Mufassiru>n, 401. Lihat juga dalam Abu 

Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi,  al-Ja>mi’ li Ahka>m  al-Qur’a>n Jilid 1, 18-

19. 
151

al-Qurtubi, al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Jilid 1, Juz 1 pada halaman judul. 
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kewajiban-kewajiban umat Islam. Allah menurunkannya kepada Amin Al-

„Ard(Muhammad).Ia menambahkan,”Aku pikir harus menggunakan hidupku 

dan mencurahkan karunia ini untuk menyibukan diri dengan Al-Qur‟an. 

Caranya, yaitu  dengan menulis penjelasan ringkas yang memuat intisari-

intisari tafsir, bahasa, „irab, qira‟at, menolak penyimpangan dan kesesatan, 

menyebutkan hadis-hadis nabi, serta sebab turun ayat sebagai rujukan ketika 

menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an. Bahkan, ketika berhubungan dengan hukum-

hukum Al-Qur‟an dan mengumpulkan penjelasan makna-makna sebagai 

penjelasan ayat-ayat yang samar dapat dilakukan dengan  menyertakan 

ungkapan-ungkapan ulama „salaf dan khalaf.
152

Al-Qutubi menulis kitab tafsir 

tersebutkarenakeinginan dan dorongan hatinya, bukan atas permintaan 

seseorang tokoh ataupun mimpi. Ia berharap agar kitab tersebut bermanfaat dan 

menjadi amal saleh yang kekal setelah ia wafat. 

 

 

2. Metode Tafsir Al-Qurtubi 

Abd. Djalal membagi penafsiran Al-Qur‟an menjadi empat macam. 

Pertama, penafsiran Al-Qur‟an ditinjau dari segi sumber penafsiran dapat 

dibagi menjadi tiga, yaitu bi Al-Ma’thu>r, bi Al-ra’y, dan bi Al-Iqtira>n. Tafsir 

bi Al-Ma’thu>r juga dapat disebut denganbi Al-Riwa>yah dan bi Al-Naql. Tafsi>r 

bi Al-Ma’thu>r adalah penafsiram yang menggunakan sumber rujukan dari Al-

                                                      
152

Ibid., 20. 
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Qur‟an maupun Hadis.153 

Kedua, tafsir bi al-Ra‟y, yaitu cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an 

berdasarkan  sumber ijtihad dan pemikiran mufasir berdasarkan tuntunan 

kaidah bahasa dan kesusastraan.Ketiga, tafsir bi al-Iqtira>n, yaitu cara 

menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an dengan memadukan antara sumber tafsir bi 

al-Riwa>yah dengan sumber hasil ijtihad pikiran yang sehat.
154

 

Dalam wilayah ini, tafsir Al-Qurtubi masuk pada pembagian yang 

ketiga, yaitu bi Al-Iqtira>n karena Al-Qurtubi menjelaskan ayat-ayat suci Al-

Qur‟an dengan hadis dan juga hasil ijtihadnya sendiri maupun hasil ijtihad 

orang lain. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan penjelasan lughawiyah 

dalam kasus-kasus tertentu. Dengan kompleksitas penafsiran inilah sumber 

penafsirannya masuk pada kategori bi Al-Iqtira>n.  

Penafsiran Al-Qur‟an ditinjau dari segi cara untuk menjelaskan ayat-

ayat Al-Qur‟an dibagi menjadi dua, yaitu baya>ni  dan muqa>rin. Baya>ni 

(deskriptif) adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an dengan memberikan 

keterangan secara deskriptif tanpa membandingkan riwayat atau pendapat dan 

tanpa memberikan penilaian. Sedangkan, muqa>rin (komparasi) adalah  

menafsirkan Al-Qur‟an dengan membandingkan ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

membahas tema-tema tertentu, seperti redaksi yang berbeda padahal 

kandungannya sama,  antara ayat-ayat yang memiliki redaksi mirip padahal 

kandungannya berlainan, atau membandingkan ayat-ayat Al-Qur‟an dengan 

Hadis nabi.Jika dilihat dari sisi tersebut, metode tafsir Al-Qurtubi masuk 
                                                      
153

Ibn Taimiyah, Muqaddimah Us}u>l al-Tafsi>r, 82.  
154

M. Ridlwan Nasir, Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin dalam Memahami Al-Qur‟an 

(Surabaya: Imtiyaz, 2010) 14-15.  
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dalam kategori muqa>rin. 

Penafsiran Al-Qur‟an ditinjau dari segi keluasan penjelasannya dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu Ijma>li dan Itna>bi. Tafsir Ijma>li adalah menafsirkan 

Al-Qur‟an secara global berdasarkan susunan (urutan) mushaf Al-Qur‟an. 

Sedangkan, tafsir Itna>bi dalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an secara 

terperinci. Cara tafsir Itna>bi  banyak digemari oleh para cendekiawan.
155

 Dari 

sisi inilah, tafsir Al-Qurtubi masuk kategori yang kedua sebab penjelasannya 

sangat luas.  

Penafsiran Al-Qur‟an ditinjau dari segi sasaran dan tertib ayat-ayat 

Al-Qur‟an dibagi menjadi tiga, yaitu tahli>li>, mawdu>’i, dan nuzu>li>. Tafsir 

tahli>li> adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an  dengan cara meneliti semua 

aspeknya, mulai dari uraian kosakata, kalimat, kaitan antar hubungan, baik 

ayat, maupun surat (muna>sabah) sampai sisi keterkaitan dengan asba>b al-

nuzu>l. Tafsir tersebut mengikuti prosedur susunan tarti>b mush}a>fi dengan 

melakukan analisis di dalamnya.
156

 

Tafsir mawdu>’i disebut juga dengan tafsir tematik. Tafsir tematik 

adalah cara menafsirkan Al-Qur‟an dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-

Qur‟an yang membahas suatu tema. Kemudian, ayat tersebut dijelaskan 

panjang lebar serta menghubungkan antara ayat satu dengan ayat lainnya. 

Adapun, pedoman yang dijadikan dasar metode tersebut adalah tema, bukan 

urutan Al-Qur‟an. Oleh karena itu, mungkin dalam penyusunannya 

„berantakan‟ karena beberapa ayat yang ada di dalamnya disusun berdasarkan 

                                                      
155

 Ibid., 16. 
156

 Badri Khaeruman, Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur‟an(Bandung: Pustaka Setia 2004), 94. 
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tarti>b al-nuzu>l. Tafsir nuzu>li  adalah cara menafsiran ayat-ayat Al-Qur‟an 

dengan cara mengurutkan  dan menertibkan  sesuai dengan urutan-turun Al-

Qur‟an yang diawali dengan surah Al-„Alaq ayat pertama hingga ayat yang 

terakhir kali turun.
157

 

Jika dilihat dari sisi sasaran dan ketertibanya, Tafsir Al-Qurtubi 

termasuk kategori tafsir Tahli>li> karena susunannya berdasarkan urutan 

mush}af, yaitu dari Al-Fatihah sampai Al-Nas telah dijelaskan secara panjang 

dan lebar. Penjelasan dari Al-Qurtubi dapat dikatakan lebih dari sekedar apa 

yang tertulis di dalam Al-Qur‟an sebab ia sudah masuk ke dalam wilayah-

wilayah furu>‘iyyah dalam Islam. Tahapan-tahapan yang digunakan Al-Qurtubi 

dalam tafsirnya sebagai berikut 

a. Menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an dari segi Bahasa; 

b. Menyebutkan muna>sabah antara ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadis; 

c. Mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk 

menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan inti pembahasan; 

d. Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam; 

e. Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing. 

Setelah itu, melakukan tarji>h} dan mengambil pendapat yang dianggap 

paling benar; dan  

f. Menyatakan ijmak dalam tafsir  dengan menggunakan ungkapan tertentu 

yang digunakan ulama. 

Salah satu contoh yang menjelaskan tentang langkah-langkah diatas 

                                                      
157

 M. Ridlwan Nasir, Prespektif Baru Metode Tafsir, 17. 
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dapat dilihat ketika Al-Qurtubi menafsirkan kalimat isti’a>dhah. Pertama, ia 

membagi menjadi 12 pembahasan. Pembahasan pertama menyebutkan ayat 

Al-Quran (QS. Al-Nahl [16]: 98) yang menunjukan perintah isti’a >dhah. 

Kemudian, menyertakan sya‟ir dan ayat lain (QS. Al-Najm [53]: 8) dan (Al-

Qamar [54]:1) sebagai argumentasi tentang makna kata fi„il ma>d}i kata qara‟ta 

yang menunjukan makna sudah terjadi. 

Pembahasan kedua, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum 

bacaan isti‘a>dhah ketika dibaca selain waktu shalat adalah sunnah. Sementara 

itu,hukum bacaan di dalam salat masih diperselisihkan.  

Menurut Al-Nuqas dari riwayat „Ata‟ bahwa hukum bacaan isti‘a>dhah 

dalam salat adalah wajib.Sementara itu, Ibnu Sirin, Al-Nakha„i, dan 

sekelompok ulama lain selalu membaca isti’a>dhah pada setiap rakaat 

salat.Mereka melaksanakan perintah Allah yang bersifat umum, yaitu 

memohon perlindungan dengan cara membaca isti’a >dhah 

Berbeda dengan beberapa pendapat di atas,  Abu Hanifah dan Al-

Syafii, menjelaskan bahwa isti’a>dhah di lakukanhanya pada rakaat pertama 

karena mereka menilai bahwa bacaan dalam salat adalah bacaan yang satu. 

Sedangkan, Malik tidak memberikan pendapatnya perihal pembacaan 

isti‘a>dhah dalam salat fardhu. Akan tetapi, dia menyatakan bahwa bacaan 

isti‘a>dhah hanya dilakukan pada ibadah-ibadah di bulan Ramadhan.  

Pembahasan ketiga, apakah isti’a>dhah bagian dari Al-Qur‟an atau 

bukan. Al-Qurtubi mengungkapkan Ajma‟a Al-‘ulama>’ : sesungguhnya 

ta’a>wudh bukan bagian dari Al-Qur‟an. Pembahasan keempat sampai 
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pembahasan keenam menyebutkan kutipan hadis yang terkait dengan saba>b al-

wuru>d, yaitu mendiskusikan dan mengungkapkan pendapat ulama tentang 

bacaan isti’a>dhah yang dibaca sebelum atau sesudah membaca Al-Quran. 

Pembahasan kedelapan tentang keutamaan bacaan isti’a>dhah. Pembahasan 

kesembilan tentang makna isti’a>dhah dari segi bahasa. Pembahasan kesepuluh 

sampai kedua belas tentang perbedaan makna shayta>n, shaya>tin,dan al-

raji>m.158 

 

3. Corak Tafsir Al-Qurtubi 

Corak adalah warna paling dominan dari beberapa warna yang lain. 

Untuk menentukan corak sebuah tafsir tidak mudah sebab Al-Qur‟an 

membicarakan semua corak, baik fiqhi, i‘tiqa>di, su>fi, lughawi>, adab ijtima>’i, 

dan sebagainya. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis yang tajam untuk 

mengetahui warna dominan dalam Tafsir Al-Qurtubi.  

Para pengkaji tafsir mengategorikan tafsir Al-Qurtubi kedalam tafsir 

yang bercorak fiqhi karena sesuai dengan judulnya, yaitu tafsir Ahka>m. Di 

samping itu, dalam penafsirannya pun sering berhubungan dengan ayat-ayat 

Al-Qur‟an yang berkaiatan dengan persoalan-persoalan hukum.
159

 Karena 

banyak pembahasan fikih dalam penafsirannya, tidak jarang persoalan-

persoalan yang jauh dari teks al-Qur‟an masuk dan dibahas secara panjang dan 

lebar, terutama ketika membicarakan persoalan furu>‘iyyah yang jauh dari 

pembahasan penafsiran suatu ayat tertentu.  Meskipun coraknya adalah fiqhi, 

                                                      
158

 Al-Qurtubi, al-Ja>mi li Ahka>m, Jilid:1, Juz:1,  71-74. 
159

Nasruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 417. 
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bukan berarti menafikan persoalan lain, seperti lughah, qira’at, akidah, dan 

lain sebagainya.  

Menculnya justifikasi corak fiqhi dalam tafsir Al-Qurtubi bukanlah 

sesuatu yang aneh karena sesuai dengan beberapa indikator. Pertama, judul 

tafsir sudah menyebutkan Al-Ja>mi‘ li Ahka>m (kumpulan hukum-hukum). 

Kedua, penafsirannya pun  sesuai dengan judul tersebut.
160

 

Al-Qurtubi terkenal sebagai penganut madhhab Maliki dalam 

menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Akan tetapi, ia tetap 

mengungkapkan berbagai macam pendapat para ulama fikih yang lain dan 

tidak jarang juga memberikan komentar tanpa adanya fanatisme madhab yang 

dianutnya. Bahkan, ketika menafsirkan hukum tersebut, ia selalu menyertakan 

dengan dalil-dalil, sehingga penafsirannya dianggap benar. 

 

  

3. Pendapat Ulama tentang Al-Qurtubi dan Tafsirnya 

Keistimewaan tafsir Al-Qurtubi terletak pada kajian ayat-ayat hukum 

yang dibahas secara luas dengan memaparkan masalah-masalah khila>fiyah 

dan  mencantumkan kesepakatan-kesepakatan penafsiran (ittifa>qiyah). Selain 

itu, ia juga menyertakan argumen dari beberapa ulama yang berhubungan 

dengan pokok pembahasan walaupun berbeda mazhab dengannya. Terkadang, 

ia juga memberikan komentar dan mengkritisi pendapat-pendapat ulama 

tersebut dengan ungkapan qultu. 

                                                      
160

 Muh}ammad H {usayn al-Dhahabi, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru >n Jilid  3, 125.  
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Imam Al-Qurtubi adalah sosok ulama yang terkenal. Karya-karyanya 

cukup monumental, terutama kitab tafsirnya. Ibnu Farhun memberikan 

komentar  bahwa tafsir karya Al-Qurtubi memuat hukum-hukum Islam yang 

ada dalam Al-Qur‟an, sehingga dengan membacanya dapat diketahui dalil-

dalil tentang hukum secara terperinci. Bahkan, disertai dengan menyebutkan 

qira‟at, i„rab, dan na>sikh-mansu>kh.
161

Dalam penafsirannya,Al-Qurtubi tidak 

terikat oleh aliran-aliran tertentu dan analisisnya mendalam. Bahkan, dapat 

memberikan solusi dalam penafsiran yang mengandung perbedaan dan 

perdebatan, menggali pemahaman dari berbagaisegi, dan mahir dalam segala 

bidang ilmu yang berkaitan dengannnya.
162
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Ibid Jilid 2, 401. 
162

 Ibid, 407. 
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BAB IV 

IJMAK DALAM TAFSIR AL-QURT{UBI>< 

A. Term Ijmak dalam Tafsir Al-Qurt }ubi > 

Al-Qurt }ubi > memiliki metode penafsiran dengan susunan yang 

berstruktur dan berkarakter. Dia menyusun tafsir berdasarkan persoalan yang 

timbul dari penafsiran suatu ayat. Ketika menjelaskan makna suatu ayat, dia 

menyatakan – misalnya – "Di dalam ayat ini ada delapan masalah,” maka, dia 

menjelaskan delapan masalah tersebut secara runtut dari pertama hingga terakhir. 

Sedangkan argumentasi yang menjadi ijmak, terjadi secara acak. Karena 

keahliannya dalam bidang fikih, maka contoh-contoh yang diambil,  dalam 

pembahasannya lebih banyak menekankan aspek fikih. Sedangkan term ijmak 

yang digunakan di dalam tafsirnya adalah ajma„a (اجَع), ittafaqa (إجفق), la > khila >fa 

dan qa>la jumhu  ,(لا خلاف) >r (قاه جَهىر).  

1. Ajma„a (اجَع) 

Redaksi ajma„a (اجَع) oleh Al-Qurt }ubi > disebutkan sebanyak 148 

kali.
163

Dari jumlah tersebut ada yang menggunakan ajma„a al-qurra اجَع ) ‟<

 ,(اجَع اهو اىحأوٌو) ajma„a ahl ta‟wi>l ,(اجَع اىْذىٌىُ) ajma„a al-nah}wiyu>n ,(اىقراء

ajma„a al-mufassiru >n (ُاجَع اىَفسرو), ajma„a al-„ulama>‟ (اجَع اىعيَاء), ajma„a 

ahl al-„ilm (ٌاجَع اهو اىعي), ajma„a kullu man yah }faz } „anhu (اجَع مو ٍِ ٌذفظ عْه), 

ajma„a al-jami ajma„a al-muslimu ,(اجَع اىجٍَع) ‟< >n (ُاجَع اىَسيَى), ajma„a al-

fuqaha dan ajma„a ahl al-tafsi ,(اجَع اىجَهىر) ajma„a al-jumhu>r ,(اجَع اىفقهاء) ‟< >r 

                                                      
163

 Abu> „Abd Alla >h Muh}ammad bin Ah }mad bin Abu > Bakr ibn Farh} al-Ans }a >ri> al-Khazra >ji> al-

Andalusi >  Al-Qurt }ubi >, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n (Beirut }: Da >r al-Fikr, 2011).  Penulis 

melakukan penelusuran dengan mengetik kata ajma„a (اجَع) melalui Maktabah Sha >milah.  
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Al-Qurt .(اجَع اهو اىحفسٍر) }ubi > menggunakan term tersebut memiliki maksud 

tertentu, bukan asal memilih  kata. Oleh karena itu, dia memberikan contoh-

contoh penafsiran yang menggunakan term tersebut sebagai berikut: 

a. Ajma‟a al-Qurra>‟  

Pembagian pertama dari redaksi ajma„a  adalah  ajma„a al-qurra >‟.  Contoh 

penafsiran dalam persoalan ini dapat dilihat di dalam Surah Al-Fa>tih}ah. Surah al-

Fa>tih}ah terdiri dari tujuh ayat. Ada yang mengatakan bahwa ayat pertama dari 

Fa>tih}ah adalah bismilla>h. Ada pula pendapat yang mengatakan ayat pertama 

adalah al-h}amdulilla >h sehingga disebut surah al-h}amd. Sedangkan pembacaan 

isti„a>dhah (ٌٍاعىر بالله ٍِ اىشٍطاُ اىرج) hukumnya adalah sunnah. Meskipun 

pembacaan isti„a>dhah hukumnya sunnah, kesepakatan ahli qira‟at menyatakan 

bahwa kalimat tersebut harus dibaca keras (iz }ha>r), kecuali H {amzah al-ku>fi>
164

 yang 

membacanya secara sirri. Al-Qurt }ubi > menyatakan sebagai berikut:  

لا حمزة إكؿ سورة "الحمد" قاؿ الدهدكم : أجمع القراء على إظهار الاستعاذة بُ أ
 165فإنه أسرها.

Al-mahdawi berkata bahwa: para qari‟ sepakat untuk membaca dengan keras 

bacaan ta‟awudz ketika seseorang ingin memulai membaca surat Al-Fatihah 

kecuali H{amzah agar membacanya dengan samar. 

 

 

b. Ajma‟a al-Nah }wiyu>n 
Meskipun corak tafsir Al-Qurt }ubi > adalah  fiqhi >, bukan berarti tidak ada 

pembahasan gramatikal. Salah satu aspek ijmak dalam gramatikal dapat dilihat 

                                                      
164

Nama lengkapnya adalah Hamzah Ibnu Habib Ibnu ‘Ima>rah Al-Zayya>d Al-Fard} al-

Taimi> seorang mantan budak ‘Ikrimah ibn Ra>bi‘ Al-Taimi, dipanggil dengan Ibn ‘Ima>rah, wafat 

di Hawan pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mans}u>r tahun 156 H. Kedua perawinya adalah Khalaf 

wafat tahun 229 H. Dan Khalla>d wafat tahun 220 H. lebih lengkap lihat Malik Madaniy dan 

Hamim Ilyas, mengungkap rahasia al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1995), 134.  
165

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n, Jilid 1, Juz 1, 72. 
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dalam penafsiran Surah  Al-Baqarah [2] ayat 28:  

تُمْ أَمْواتاً    فأََحْياكُمْ ثُهُ يُُيِتُكُمْ ثُهُ يُُْيِيكُمْ ثُهُ إِليَْهِ تُ رْجَعُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِِللَّهِ وكَُن ْ
Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah 

menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, 

kemudian kepada-Nya-lah kamu akan kembali?
166

 

 

Ayat ini  menerangkan seluruh siklus kehidupan manusia, dari tiada, ada,  

hingga tiada lagi dan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah SWT untuk 

mempertanggung jawabkan seluruh amal perbuatannya, yang baik maupun yang 

buruk. Seluruh siklus tersebut dijelaskan oleh Al-Qur‟an secara berurutan, yang 

awal diletakkan pertama dan yang akhir diletakkan terakhir.  

Kayf takfuru >n bi Alla>h wa kuntum amwa >tan (mengapa kamu kafir kepada 

Allah, padahal kamu tadinya mati). Pertanyaan ini merupakan bentuk ta„ajjub  

(keheranan), karena masih mempertahankan diri dengan sikap kafir kepada Allah. 

Sementara manusia awalnya adalah mati. Pada kata  amwa >tan  inilah l-Qurt }ubi> 

menjelaskan  ijma„ al-nah }wiyu>n  sebagai berikut:  

أكد  بالدصدر ، كذلك تكريدا لذم. كقيل : "فأماتهم الله" حقيقة بُ الدوت ، لأنه 
يجوز أف يكوف "أماتهم" عبارة عن تغييبهم عن آلامها بالنوـ ، كلا يكوف ذلك 
موتا على الحقيقة ، كالأكؿ أصح. كقد أجمع النحويوف على أنك إذا أكدت 

 167.الفعل بالدصدر لم يكن لرازا ، كإنَّا هو على الحقيقة

“Maka Allah mematikan mereka” maksudnya adalah mereka benar-benar mati, 

sebab menggunakan masdar yang menunjukkan kemulian bagi mereka. Dan ada 

yang mengatakan “Allah mematikan mereka” ungkapan ini menunjukkan atas 

hilangnya kepedihan mereka dengan tidur, bukan mati yang sebenarnya, dan ini 

menunjukkan bahwa pendapat yang pertama itulah yang benar. Dan para ulama 

nahwu sepakat, apabilah kamu menguatkan fi‟il dengan masdar makna fi‟il itu 

bukan majaz, akan tetapi menunjukkan makna sebenarnya (hakiki).  
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 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur‟an dan Terjemahnya  (Surabaya: Pustaka 

Assalam, 2010), 6.  
167

Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah}ka >m al-Qur‟a>n, jilid 1, Juz 1, 183. 
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Jika dilihat dari penafsiran ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Al-

Qurt }ubi >  lebih condong kepada makna hakiki dari ayat tersebut, sebab menurut 

kesepakatan ahli gramatikal, lafal suatu fi„il  yang dikuatkan dengan mas}dar, tidak 

mungkin dimaknai secara majazi, tetapi harus dimaknai secara hakiki.  
c. Ajma‟a Ahl al-Ta‟wi >l  

Term ajma„a yang ketiga adalah ajma„a ahl al-ta‟wi >l.  Dalam varian ini 

Al-Qurt }ubi > hanya memiliki satu ijmak, yaitu pada saat dia menafsirkan Surah Al-

Baqarah [2] ayat 35:  

  
   

   
    

  
   

     
Dan Kami berfirman, ‚Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, 

dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja kamu 

sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk 

orang-orang yang zalim.
168

 

 

Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Qurt }ubi > menjelaskan sebagai berikut:  

الجنة كيخرجوف كقد أجمع أهل التأكيل على أف الدلائكة يدخلوف الجنة على أهل 
منها ، كقد كاف مفاتيحها بيد إبليس بٍ انتزعت منه بعد الدعصية ، كقد دخلها 

 169النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بٍ خرج منها كأخبر بِا فيها كأنها هي جنة الخلد حقا.
Dan para ahli takwil bersepakat bahwa para malaikat dapat masuk kedalam surga 

untuk menemui para penghuninya dan begitu juga dapat keluar darinya, dan pada 

awalnya kunci-kunci surga tersebut berada ditangan Iblis, kemudian kunci 

tersebut diambil darinya setelah mereka berbuat maksiat. Begitu juga Nabi SAW 

                                                      
168

 Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...7.  
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dapat masuk ke dalam surga pada saat malam Isra>’, lalu keluar dari sana. Setelah 

peristiwa itu, beliau menceritakan tentang segala sesuatu yang berada 

didalamnyadan mengatakan bahwa surga tersebut akan kekal abadi selama-

lamanya.   

 

Jika dilihat dari penafsiran ayat tersebut , ijmak yang dipilih oleh Al-

Qurt }ubi > membahas tentang persoalan eskatologi, bukan persoalan fikih ataupun 

gramatikal.Hal ini dapat dilihat dari objek penafsirannya yaitu ayat-ayat 

eskatologi. Oleh karena itu,  wajar apabila term yang digunakan adalah ahl al-

ta’wi>l,bukan fuqaha >‟ atau lainnya. 
d. Ajma‟a al-Mufassiru >n 

Dalam penggunaaan term ajma„a al-mufassiru >n, dicantumkan empat 

contoh pembahasan sebagai sampel, sebab jika dijelaskan secara keseluruhan, 

jumlahnya terlalu banyak. Salah satunya adalah penafsiran Al-Qurt}ubi >  di dalam 

Surah al-Baqarah [2] ayat 48:  

   

    

    

    

        

 

Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak 

dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima 

syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.
170

 
 

Syafa‟at adalah perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi 

orang lain atau mengelakkan sesuatu mudarat bagi orang lain. Syafa‟at yang tidak 

diterima di sisi Allah adalah syafa‟at bagi orang-orang kafir. Dengan demikian 

Nabi Muh }ammad SAW  bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya kecuali 
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kepada orang kafir. Dalam hal ini berdasarkan ijmak para ahli tafsir. Al-Qurt }ubi > 

menjelaskan sebagai berikut:  

كىاتػَّقيوا يػىوٍمان لا تجاىٍزمً نػىفٍسه عىنٍ }كقد أجمع الدفسركف على أف الدراد بقوله تعالى 
يٍئان كىلا يػيقٍبىلي مًنػٍهىا شىفىاعىةه   171النفس الكافرة لا كل نفس. {نػىفٍسو شى

Dan para mufasir telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan kata an-nafs 

(seseorang) dalam firman Allah SWT  ا يٍئان كىلا يػيقٍبىلي مًنػٍهى كىاتػَّقيوا يػىوٍمان لا تجاىٍزمً نػىفٍسه عىنٍ نػىفٍسو شى
 .adalah orang kafir bukan semua orangشىفىاعىةه{

 

Pembahasan kedua tentang ijmak para ahli tafsir dijelaskan oleh Al-

Qurt }ubi > di dalam Surah al-Qas }as } [28] ayat 56:  

    

   

     

  

    

 

Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu 

kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan 

Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.
172

 

 

Ayat ini turun berkenaan dengan masa kematian paman Nabi bernama 

Abu> T{a>lib. Saat itu, Nabi meminta pamannya untuk membaca kalimat syahadat. 

Akan tetapi Abu > T{a>lib menolak. Padahal, Nabi SAW  sangat mengharapkan 

paman yang sangat beliau  cintai itu meninggal dalam keadaan iman dan Islam. 

Sebab turun ayat ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukha >ri-

Muslim dan Qurt }ubi > memasukkan pemahaman ayat ini ke dalam ijmak pada ahli 

tafsir. Dia mengungkapkan di dalam tafsirnya sebagai berikut:  

قلت : كالصواب أف يقاؿ أجمع جل الدفسرين على أنها نزلت بُ شأف أبي طالب 
                                                      
171

Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah}ka >m al-Qur‟a>n, jilid 1, Juz 1,  269. 
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 173. ، كهو نص حديث البخارم كمسلمعم النبي صلى الله عليه وسلم

Saya (Al-Qurt}ubi>) berkata: dan membenarkan ungkapan suatu kesepakatan para 

mufasir bahwa ayat ini ditujukan untuk Abu Thalib yaitu paman Nabi Muhammad 

SAW, seperti yang terdapat dalam Hadis Al-Bukhari dan Muslim. 

 

Pembahasan ketiga tentang ijmak ahli tafsir dapat dilihat di dalam 

penafsiran Surah Al-Ah}za>b [33] ayat 4:  

 

     

     

  

  

    

  

   

   

   

       

 

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya 

dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu z }iha >r itu sebagai ibumu, dan 

Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), 

yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu (saja). Allah mengatakan 

yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
174

 

 

Z {ihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya,  “Punggungmu 

haram bagiku seperti punggung ibuku” atau susunan kata lain yang sama 

maksudnya. Menurut kebiasaan orang-orang Arab Jahili >yah, bila dia berkata 

demikian kepada istrinya, maka istrinya haram baginya untuk selama-lamanya. 

Akan tetapi , setelah Islam datang, hukum haram untuk selama-lamanya itu 

dihapus dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffa >rat. 

Ijmak yang dibahas oleh Al-Qurt }ubi > berada pada penafsiran kalimat  

                                                      
173

Penafsiran tentang tema ini berhubungan dengan surat al-Taubah: 113, lebih detailnya lihat Al-

Qurt }ubi>, al-Ja>mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a >n, Jilid 7, Juz 13, 190. 
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wama> ja„ala ad‟iya >‟akum abna>‟akum.Menurutnya, makna kalimat tersebut 

mengacu kepada satu sosok, yaitu Zayd bin H {ari>thah. Saat itu, orang-orang Arab 

sudah lazim memanggilnya dengan Zayd bin Muh }ammad. Dengan turunnya ayat 

ini ditegaskan bahwa memanggil nama-nama anak angkat harus dengan memakai 

nama bapak-bapak mereka, meskipun dia sudah diangkat menjadi anak oleh Nabi 

Muh }ammad SAW,  Al-Qurt }ubi > menjelaskan sebagai berikut:  

أف بن  175كركل الأئمة .أجمع أهل التفسبّ على أف هذا نزؿ بُ زيد بن حارثة 
عمر قاؿ : ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حبٌ نزلت : ادعوهم 

 176.لآبائهم هو أقسط عند الله
Para ulama tafsir sepakat bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan kisah Zaid bin Haritsah. 

Dan para ulama hadist juga meriwayatkan bahwa ibnu umar berkata”kami sebelumnya tidak 

pernah memanggil nama Zaid bin Haritsah kecuali dengan panggilan Zaid. bin Muhammad hingga 

turunlah ayat. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله   

 

e. Ajma‟a al-„Ulama>‟  
Term ijmak yang kelima adalah ajma„a al-„ulama>‟. Term ini terdapat di 

dalam penafsiran Surah Al-Baqarah [2] ayat 124: 

  

  

    

   

    

     

      

 

Dan (ingatlah), ketika Ibra>hi >m diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu 

Ibra>hi >m menunaikannya. Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku akan 

menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.” Ibra >hi >m berkata, “(Dan saya mohon 

juga) dari keturunanku". Allah berfirman,"Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-

                                                      
175

 Riwayat Bukhari dalam menafsirkan (4782) bab (2) „ud„u >hum li a>ba >ihim huwa aqsat}u ‟inda 
allah, dan Muslim meriwayatkan hadis ini tentang keutamaan Sahabat (2425) yaitu keutamaan 

Zaid ibn H {a >rithah serta Turmudhi dalam menafsirkan (3207) Bab (34) tentang surat al-Ah}zab. 
176
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http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

94 
 

 
 

orang yang zalim.
177

 

 

Wa idh ibtala > ibra >hi>ma rabbuhu > bikalima>tin fa atammahunn (dan 

(ingatlah) ketika Ibra >hi >m diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia 

melaksanakannya dengan sempurna). Ujian yang diberikan Allah kepada Nabi 

Ibra>hi >m terbilang sangat berat. Ujian pertama adalah perintah untuk menyembelih 

anaknya. Di dalam Surah Al-S {a>ffa>t [37] ayat 102 dijelaskan bahwa: 

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama 

Ibra>hi >m, Ibra>hi >m berkata, “Wahai anakku sesungguhnya aku melihat dalam 

mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!" ia 

menjawab: "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya 

Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". 

 

Semua ujian itu dijalani dengan ikhlas oleh Nabi Ibra >hi >m dan pada 

akhirnya Allah mengganti penyembelihan itu dengan seekor domba sebagai 

kurban. Ujian kedua adalah membangun Ka„bah. Di saat Nabi Ibra >hi >m dalam 

kesulitan ekonomi, beliau diperintahkan oleh Allah untuk membangun Baitulla >h 

(Ka„bah) dan pada saat itulah beliau juga berdoa agar penduduk tanah tandus 

tersebut bisa hidup makmur dan sejahtera. Ujian ketiga adalah perintah untuk 

khitan, manasik haji, mencari Tuhan dengan melihat bulan dan matahari dan 

sebagainya. Semua ujian itu bisa dilalui dan dijalani  oleh Nabi Ibra >hi >m dengan 

baik. 

Ijmak yang dibahas oleh Al-Qurt }ubi > di dalam ayat ini adalah Nabi Ibrahim 

orang pertama yang khitan. Para ulama pun sepakat bahwa orang yang pertama 

kali dikhitan adalah Nabi Ibra >hi >m AS. Ada perbedaan pendapat tentang usia Nabi 

Ibra>hi >m saat dikhitan. Menurut riwayat Abu > Hurayrah yang dijelaskan di dalam 
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Kitab  Mu„at }t }a‟ bahwa Nabi Ibra >hi >m saat itu berusia 120 tahun. Begitu juga al-

Awza>„i dari Abu> Hurayrah juga menyatakan bahwa saat itu Nabi Ibra >hi >m khitan 

pada usia 120 tahun. Namun, riwayat dari Ibnu „Umar menyatakan bahwa usia 

Nabi Ibra>hi >m saat itu adalah 80 tahun, di dalam S{ah}i >h} Muslim,  berumur 80 tahun. 

Al-Qurt }ubi menjelaskan persoalan di atas sebagai berikut:  

أجمع العلماء على أف إبراهيم عليه السلاـ أكؿ من اختبً. كاختلف بُ السن البٍ 
اختبً فيها ، ففي الدوطأ عن أبي هريرة موقوفا : "كهو ابن مائة كعشرين سنة 
كعاش بعد ذلك ثمانبْ سنة".  كقد ركا  الأكزاعي مرفوعا عن يحبٓ بن سعيد عن 

سيب عن أبي هريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم : "اختبً إبراهيم عليه سعيد ابن الد
عاش بعد ذلك ثمانبْ سنةذكر  أبو عمر. بٍ السلاـ كهو ابن مائة كعشرين سنة

كركم مسندا مرفوعا من غبّ ركاية يحبٓ من كجو : )أنه اختبً حبْ بلغ ثمانبْ 
. كذا بُ صحيح مسلم كهو  179كغبّ " ابن ثمانبْ سنة"،178سنة كاختبً بالقدكـ

المحفوظ بُ حديث ابن عجلاف كحديث الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صىلَّى اَّّٰي 
 عىلىيٍهً كىسىلَّمى. قاؿ عكرمة: اختبً إبراهيم كهو ابن ثمانبْ سنة.

Para ulama sepakat bahwa Nabi Ibrahim AS adalah orang yang pertama kali 

dikhitan. Walaupun demikian muncul perbedaan pendapat mengenai usia dia 

waktu dikhitan. Dalam kitab al-Muwat}t}a’diriwayatkan dari Abi Hurairah secara 

mauqu>f bahwa: ‚saat itu nabi Ibrahim berusia 120 tahun dan setelah dikhitan ia 

hidup selama 80 tahun‛. Diriwayatkan oleh al-Aza’i> secara marfu>’ dari yahya  

bin Sa’id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah dia berkata: Rasululllah saw 

bersabda: ibramim dikhitan saat usia seratus dua puluh tahun kemudian dia hidup 

setelah itu selama 80 tahun, diriwayatkaan Abu Amru. Hadist itu pun 

diriwayatkan dengan sanad yang marfu>’ dari beberapa jalur selain Yahya: bahwa 

nabi Ibrahim dikhitan ketika dia berusia delapan puluh tahun dan dia dikhitan 

dengan Qudu>m180
demikianlah yang tertulis dalam sahi>h muslim dan riwayat lain 

dinyatakan: ‚saat dia berusia 80 tahun‛, inilah redaksi yang tertulis dalam hadis 

Ibn Ajla>n dan Hadis al-A’ra>j dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Ikrimah 

                                                      
178

 Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan sifat-sifat keutamaan 4/1839. 
179

 Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhori pada bab tentang awal penciptaan 2/234 dan Ahmad dalam 

Musnadnya 2/222. 
180

Qadu>m adalah kapak yang digunakan untuk menebang kayu, jamaknya adalah qada>m, lebih 

lengkapnya lihat Mu’ja>m al-Bulda>n, 4/354. 
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berkata: Ibrahim dikhitan berusia 80 tahun. 

 

Pembahasan ajma„a al-„ulama> yang kedua dapat dilihat di dalam 

penafsiran Surah Al-Baqarah [2] ayat 187:  

   

   

    

   

     

  

   

    

  

     

  

   

   

   

    

    

   

    

    

   

   

   

   

 

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan 

istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi 

mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu 

sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang 

campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. 

Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang 

putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa 

sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu 

ber-i„tika>f  dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu 

mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada 

manusia, agar mereka bertakwa.
181

 

                                                      
181

 Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...36.  
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Konteks ayat ini membicarakan tentang diperbolehkannya 

melakukan hubungan suami istri saat malam bulan puasa. Al-Qur‟an 

memilih diksi yang halus agar ada kesan „tidak senonoh‟ . Sehingga dalam 

membicarakan seks disamarkan. Namun, maksud dan tujuannya tetap 

sama. Kata al-rafath dalam ayat di atas menurut Al-Qur‟an terjemahan 

Depag diartikan dengan „bercampur‟ namun makna yang dimaksud dalam 

ayat ini adalah melakukan hubungan seks, sebab  al-rafath adalah  kina >yah  

dari hubungan seks. 

Ijmak yang dijelaskan oleh al-Qurt }ubi > berada pada penafsiran ayat 

wala > tuba>shiru >hunna wa antum „a >kifu >na fi > al-masa>jid (tetapi jangan kamu 

campuri mereka ketika kamu ber-i„tika >f dalam masjid). Meskipun Allah 

telah menghalalkan untuk melakukan hubungan seksual di malam hari 

bulan Ramadhan, tetapi Allah melarang melakukan itu pada saat i„tika >f. 

I‘tika>f adalah berdiam diri di dalam masjid baik berzikir atau tidak. 

Berdasarkan ijmak ulama, i’tika>f tidak boleh dilakukan kecuali di dalam 

masjid. Namun, yang menjadi perdebatan adalah jenis masjid yang 

digunakan untuk i’tika>f. Berdasarkan riwayat dari Khudyafah, masjid 

yang dapat dijadikan untuk i’tika>f adalah masjid yang dibangun Nabi 

Muh }ammad SAW, salah satunya adalah Masji >d al-H{ara>m, Masjid al-

Nabawi> dan Masjid Iliya >. Selain  tiga masjid tersebut,  maka tidak 

diperbolehkan untuk i’tika>f. Al-Qurt }ubi > menjelaskan sebagai berikut: 

سجد ، لقوؿ اٌّٰ تعالى : أجمع العلماء على أف الاعتكاؼ لا يكوف إلا بُ الد
كاختلفوا بُ الدراد بالدساجد ، فذهب قوـ إلى أف الآية خرجت  {بُ الٍمىسىاجًدً }
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على نوع من الدساجد ، كهو ما بنا  نبي كالدسجد الحراـ كمسجد النبي صلى اٌّٰ 
عليه كسلم كمسجد إيلياء ، ركم هذا عن حذيفة بن اليماف كسعيد بن الدسيب 

كقاؿ آخركف: لا اعتكاؼ إلا بُ مسجد  الاعتكاؼ عندهم بُ غبّها، فلا يجوز 
تجامع فيه الجمعة، لاف الإشارة بُ الآية عندهم إلى ذلك الجنس من الدساجد. 
كقاؿ آخركف: الاعتكاؼ بُ كل مسجد جائزكركل الدارقطبِ عن الضحاؾ عن 

:" كل مسجد له مؤذف حذيفة قاؿ: سمعت رسوؿ الله صىلَّى اَّّٰي عىلىيٍهً كىسىلَّمى يقوؿ
 .182كإماـ فالاعتكاؼ فيه يصلح"

Para ulama sepakat bahwa I‟tikaf hanya dilakukan di Masjid, sesuai dengan 

firman Allah swt:  { ِسَاجِذ ََ فًِ اىْ } (di masjid). Namun mereka berbeda pendapat 

mengenai maksud dari masjid itu.Sebagian kelompok berpendapat bahwa yang 

dimaksud masjid adalah masjid tertentu, yaitu masjid yang dibangun oleh Nabi 

seperti masjid Al-Hara>m Masjid Al-Nabawi > dan Masjid I<liya >‟. Pendapat ini 

diriwayatkan oleh Hudhayfah bin al-Yaman dan Sa‟i >d bin al-Musayyab.Menurut 

mereka tidak boleh i‟tikaf di masjid yang lainnya. Sedangkan pendapat lain ada 

yang mengatakan bahwa tidak sah i‟tikaf kecuali di dalam masjid yang terdapat 

salat jumat. Karena isyarat di dalam ayat di atas, bagi mereka tidak ditujukan 

kepada masjid tertentu. Pendapat lain juga menyatakan bahwa i‟tikaf boleh 

dilakukan disemua masjid.  

 

f. Ajma„a Ahl „Ilm  

 

Ijmak yang keenam adalah  ajma„a ahl „ilm.  Ijmak ini dijelaskan oleh Al-

Qurt }ubi > di dalam penafsiran Surah Al-Baqarah [2] ayat 198:  

    

    

    

   

  

   

    

                                                      
182

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka>m al-Qur‟a>n, Jilid 1, Juz 2, 221. Sumber ijmak yang dijadikan oleh 

al-Qurt }ubi di dalam ayat ini adalah al-Qur‟an itu sendiri, yaitu redaksi „a >kifu >na fi > al-masa >jid.  

Sedangkan pendapat-pendapat setelahnya adalah murni ijtihad dari para ulama. Salah satu hadis 

yang diriwayatkan oleh Da >ru> Qut}ni> di dalam keterangan di atas adalah hadis ghari >b. Dikatakan 

demikian karena teks hadis tersebut hanya dimiliki oleh Da >ruqut }ni, tidak ada di dalam hadis lain. 

Sementara al-Qurt }ubi > sendiri menyatakan bahwa riwayat dari Daruqut }ni tersebut ada kecacatan 

pada sisi tah}ammul wa al-ada>‟,  yaitu H {ud }ayfah tidak mendengar langsung dari al-D }ah}a >k.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

99 
 

 
 

   

     

 

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari 

Tuhanmu. Apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada Allah di 

Masji >d Al-H{ara>m, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang 

ditunjukkan-Nya kepadamu; Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar 

termasuk orang-orang yang sesat.
183

 

 

Ayat ini memiliki sebab turun, Ibnu „Abba >s berkata, „Ukaz, Majinah dan 

Dhu> al-Maja>z adalah pasar-pasar yang digunakan untuk perniagaan pada masa 

Ja>hiliyah. Namun,  orang-orang takut berjualan pada musim haji itu. Lalu mereka 

bertanya kepada Rasulullah mengenai hal tersebut. Setelah itu, Allah menurunkan 

„Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu‟(QS. Al-Baqarah [2] 

ayat 198), pada musim-musim haji.
184

 

Laysa „alaykum juna >h}un an tabtaghu > fad }lan min rabbikum (bukanlah 

suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu). Orang yang sedang 

menunaikan ibadah haji oleh Allah diperkenankan untuk mengais rezeki di sana, 

baik berdagang atau jasa pelayanan jamaah. Begitulah pesan umum ayat tersebut.  

Ijmak yang dijelaskan oleh Al-Qurt }ubi > berada pada kalimat berikut: 

Faidha > afad {tum min „arafa >tin fa idhkuru> Alla >ha „inda mash„ari al-h}ara >m (maka 

apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di mash„ar al-

h}aram). Maksudnya adalah setelah wukuf di „Arafah, maka lanjutkanlah dengan 

berzikir kepada Allah, menginap di Muzdalifah sambil membaca talbiyah, tahlil 

dan doa-doa diArafah, Muzdalifah dan Mina.  

Pada pembahasan ketiga, Al-Qurt }ubi menjelaskan ijmak dari ahli ilmu 

                                                      
183

 Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...38-39.  
184

 Diriwayatkan Bukha >ri>> dalam pembahasan tentang tafsir, yaitu bab: „tafsir surah Al-Baqarah 

3/105‟.  
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bahwasanya wukuf di „Arafah harus pada hari „Arafah yaitu tanggal 9 Dhu > al-

H{ijjah sebelum zawal (matahari condong ke barat). Dalam tafsirnya, Al-Qurt }ubi> 

menjelaskan sebagai berikut:  

الثالثة : أجمع أهل العلم على أف من كقف بعرفة يوـ عرفة قبل الزكاؿ بٍ أفاض 
.ذلك قبل الزكاؿ منها قبل الزكاؿ أنه لا يعتد بوقوفه

185
 

Ahl al-„ilm sepakat bahwa orang yang wukuf diArafah sebelum matahari 

tergelincir, kemudian bertolak dari sana sebelum matahari tergelincir maka 

wukufnya yang sebelum matahari itu tergelincir tidak diperhitungkan. 

 

Contoh keduaajma„a ahl „ilm dijelaskan oleh Al-Qurt }ubi > di dalam 

menafsirkan Surah Al-Baqarah [2] ayat 230:  

     

    

    

   

  

    

    

   

  

  

Kemudian jika si suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan 

itu tidak lagi halal baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. 

Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi 

keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk menikah kembali jika keduanya 

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum 

Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.186 

                                                      
185

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n, Jilid 1, Juz 2, 276. Keterangan di dalam al-Qur‟an 

atau hadis tentang masalah wuquf di „Arafah memang minim. Di dalam hadis hanya disebutkan 

sebagai berikut:  

أخبرنا إسحاؽ بن إبراهيم قاؿ أنبأنا ككيع قاؿ حدثنا سفياف عن بكبّ بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قاؿ : شهدت رسوؿ الله 
صلى الله عليه ك سلم فأتا  ناس فسألو  عن الحج فقاؿ رسوؿ الله صلى الله عليه ك سلم الحج عرفة فمن أدرؾ ليلة عرفة قبل طلوع 

 الفجر من ليلة جمع فقد بً حجه.قاؿ الشيخ الألباني : صحيح
Hadis tersebut hanya menjelaskan bahwa puncak rukun haji adalah wuquf di „Arafah. Hadis ini 

juga tidak membahas tentang orang yang wuquf sebelum zawal. Jadi dapat disimpulkan 

bahwaijmak tersebut berdasarkan pada pendapat ulama, bukan berasal dari hadis. 
186

 Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...46.  
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Ayat ini turun berkenaan dengan „A <ishah bint „Abd al-Rahma >n yang 

ditalak ba>‟in  oleh suaminya, Rifa >„ah bin Wahb. Kemudian „A >ishah menikah 

dengan „Abd al-Rah }ma>n bin Zubayr. Namun, sebelum melakukan hubungan seks 

dengan „A>ishah bint „Abd al-Rahma>n, „Abd al-Rah }ma>n bin Zubayr telah 

menceraikannya. Lalu „A >ishah bint „Abd al-Rah }ma>n mengadukan persoalannya 

kepada Rasulullah, dia berkata: „Apakah aku boleh kembali lagi kepada suamiku 

yang pertama (Rifa >„ah)?‟ Rasul bersabda: „Tidak, hingga dia menggaulimu‟. Lalu 

turunlah ayat dari Surah al-Baqarah [2] ayat 230 ini.
187

 

Ijmak yang dijelaskan oleh al-Qurt}ubi > berada pada redaksi ayat Fain 

t }allaqaha > fala> tah }illu lahu min ba„du h }atta > tankih }a zawjan ghayrah.Ayat ini 

merupakan kelanjutan dari ayat-ayat talak sebelumnya, yaitu apabila talak sudah 

dilakukan tiga kali, maka suami tidak dapat merujuk mantan istrinya. Dalam 

kajian fikih talak tiga ini disebut dengan talak ba>‟in. Mekanisme talak ba>‟in  

adalah si wanita yang ditalak tiga kali harus menikah dengan orang lain secara 

normal yaitu melangsungkan akad nikah dan setelah sah menjadi suami 

istri,mereka melakukan hubungan seksual.  

Fain t }allaqaha> fala > juna >h}a „alayhima > an yatara >ja„a > (kemudian jika suami 

yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya  untuk menikah 

kembali). Maksudnya adalah wanita tersebut menerima mahar dan menikmati 

hubungan badan antara dirinya dengan suami yang baru. Kemudian wanita 

tersebut boleh kembali kepada suami yang pertama jika ditalak oleh suami kedua 

dan selesai masa „iddah-nya. Al-Qurt }ubi > menjelaskan di dalam tafsirnya sebagai 

                                                      
187

Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah}ka >m al-Qur‟a>n, Jilid 2, Juz 3, 98 
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berikut:  

أم الدرأة  {فىلا جينىاحى عىلىيٍهًمىا}يريد الزكج الثاني.  {فىإًفٍ طىلَّقىهىا}قوله تعالى : 
كالزكج الأكؿ ، قاله ابن عباس ، كلا خلاؼ فيه. قاؿ ابن الدنذر : أجمع أهل 
العلم على أف الحر إذا طلق زكجته ثلاثا بٍ انقضت عدتها كنكحت زكجا آخر 
كدخل بها بٍ فارقها كانقضت عدتها بٍ نكحت زكجها الأكؿ أنها تكوف عند  

188على ثلاث تطليقات.
 

„Firman Allah swt { ُْ طَيهقهََافَ  إِ } “kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang 

kedua).” Maksudnya suami yang kedua. {ا ََ ٍْهِ فلَا جَُْاحَ عَيَ } “maka tidak ada dosa bagi 

keduanya.” Yaitu istri dan suami pertama, hal ini dikatakan Ibnu „Abbas, tanpa 

ada perbedaan. Ibnu al-Mundhir berkata: para ulama sepakat bahwa seorang laki-

laki merdeka apabila menalak tiga istrinya kemudian istri selesai masa iddahnya 

dan menikah dengan laki-laki lain kemudian mencampurinya, kemudian 

menceraikannya dan selesai masa iddahnya, kemudian istri menikah dengan suami 

pertamanya, maka suami telah melakukan talak sebanyak 3 kali terhadap istrinya.‟ 

 

g. Ajma‟a Kull Man Yah}faz } „Anh 

Term ketujuh dari ijmak adalah ajma„a kull man yah }faz } „anh. Term ijmak 

tersebut dapat ditemukan di dalam penafsiran Surah  Al-Baqarah [2] ayat 226 

yang menjelaskan tentang makna fa>‟u>. sebagaimana firman Allah: 

   

  

    

    

     

 

Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan 

(lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.189 

                                                      
188

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n, Jilid 2, Juz 3, 101. Penentuan ijmak mengenai 

mekanisme nikah lagi kepada istri yang ditalak ba >‟in adalah berdasarkan nas al-Quran itu sendiri. 

Secara tekstual, ijmak tersebut tidak dapat dimaknai lain selain talak ba >‟in, sebab mekanisme 

harus menikah dulu dengan laki-laki lain serta harus melakukan hubungan seksual hanya berlaku 

untuk talak ba >‟in. Jadi, ijmak di dalam ayat ini tidak membutuhkan sumber lain selain al-Qur‟an 

itu sendiri. Jika teks al-Qur‟an sudah menyatakan suatu hukum, maka tidak akan ada orang yang 

berseberangan.  
189

 Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...44-45.  
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Lilladhi>na yu‟lu >na min nisa >‟ihim tarabbas {u arba„ah ashhur (bagi orang 

yang meng-„ila‟  istrinya, harus menunggu empat bulan). Meng-ila' istri adalah 

bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah itu keberlangsungan 

keluarga tersebut menjadi „nggantung‟ karena sang istri tidak disetubuhi dan tidak 

pula diceraikan. Dengan adanya ayat ini, maka  suami setelah 4 bulan harus 

memilih antara kembali menyetubuhi istrinya lagi dengan membayar kafarat 

sumpah atau menceraikan. 

Ijmak di dalam ayat fa‟in fa>u> fa inna Alla >ha ghafu >r rah}i >m (kemudian jika 

mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang), berada pada kata fa>‟u> dimaknai kembali kepada istri, sedangkan Al-

Qurt }ubi >  memberi makna bersetubuh. Dalam hal ini Al-Qurt }ubi > menyatakan 

bahwa:  

اؿ ابن الدنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أف ق -الثامنة عشرة
الفيء الجماع لدن لا عذر له، فإف كاف له عذر مرض أك سجن أك شبه ذلك فإف 
ارتجااعه صحيح كهى امرأته، فإذا زاؿ العذر بقدكمه من سفر  أك إفاقته من 
مرضه، أك انطلاقه من سجنه فأبى الوطي فرؽ بينهما إف كانت الددة قد 

190انقضت
. 

Kedelapan belas: Ibnu al-Mundhir berkata: ahl al-„ilm sepakat bahwa makna al-

fay‟ adalah berhubungan badan bagi orang yang tidak mempunyai hambatan. 

Adapun orang yang mempunyai hambatan untuk melakukan hubungan badan, 

baik karena penyakit, dipenjara atau yang lainnya, maka sesungguhnya kembali 

atau rujuknya dianggap sah meskipun tidak melakukan hubungan badan dan 

perempuan yang di-ila‟-pun tetap menjadi istrinya. Jika hambatan itu telah hilang 

karena dia telah kembali dari merantau, sembuh dari penyakit atau bebas dari 

                                                      
190

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah}ka >m al-Qur‟a>n, Jilid 2, Juz 3, 74. Ijmak yang terjadi di dalam 

memaknai fa >‟u >dengan jimak adalah bersumber dari riwayat Ibnu „Abba >s, Masru>q, Sa‟d bin Jabi >r, 

al-Sha„bi dan yang lain bahwasannya makna al-fay‟ adalah jimak. Al-T {abari, Ja >mi„ al-Baya>n, vol. 

4, 466-467.   
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penjara dan menolak untuk melakukan hubungan maka ia harus dipisahkan selama 

4 bulan sampai „iddah-nya selesai. 

 

Penafsiran tersebut, memiliki perbedaan yang cukup jauh dengan 

terjemahan. Al-Qur‟an terjemahan hanya menyentuh aspek redaksi secara tekstual 

yaitu „kembali kepada istri‟. Akan tetapi, jika melihat ijmak di dalam tafsir Al-

Qurt }ubi > terlihat nyata bahwa makna kata tersebut adalah hubungan seksual.  

h. Ajma‟a al-Ja>mi„ 

Term kedelapan dari pembagian ajma„a adalah ajma„a al-ja>mi„. Term 

ijmak ini dapat ditemukan di dalam penafsiran Surah „Al-Baqarah [2] ayat 234 

sebagai berikut:  

  

   

  

  

    

   

    

 

   

   

    

 

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri 

(hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh 

hari. Kemudian apabila telah habis masa „iddah-nya, maka tiada dosa bagimu 

(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. 

Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
191

 

Walladhi >na yutawaffawna minkum wayadharu >na azwa >jan 

yatarabbas }na bi anfusihinna arba„ata ashhurin wa „ashran (dan orang-

orang yang meninggal dunia di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, 

hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari). 

                                                      
191

 Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...47.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

105 
 

 
 

Hukum „iddah empat bulan sepuluh hari ini berlaku untuk mereka yang 

tidak mengalami masa„iddah  hamil. Jika istri ternyata hamil, maka dia 

memiliki dua„iddah. „Iddah yang pertama karena hamil dan harus menanti 

masa kelahiran. Sedangkan „iddah yang kedua adalah karena kematian 

suami. Jika berbenturan diantara dua „iddah  tersebut, maka yang 

diberlakukan adalah „iddah  yang lama. Jika si istri ternyata selama empat 

bulan sepuluh hari belum melahirkan anaknya, maka „iddah tersebut 

diberlakukan durasi yang panjang, yaitu melahirkan anak. Setelah itu, 

wanita tersebut boleh menikah meskipun masih pada masa nifas. Namun, 

belum diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual.  

fa idha > balaghna ajalahunna fala > juna>h} „alaykum fi >ma> fa„alna fi 

anfusihinna bi al-ma„ru >f  (Kemudian apabila telah sampai (akhir) „iddah  

mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan 

terhadap diri mereka menurut cara yang patut). Cara yang patut, yang 

dimaksud di dalam ayat ini adalah berhias, bepergian, dan menerima 

pinangan. Orang yang berada dalam masa „iddah  hendaknya menahan diri 

dari bersolek dan menebar pesona. Keduanya bisa memicu keinginan 

orang lain untuk meminangnya, padahal ia masih berada pada masa 

„tenggang‟. Jika masa „iddah sudah selesai, maka ia boleh melakukan apa 

yang diperbolehkan bagi wanita yang telah selasai masa „iddah-nya. Kata 

tarabbas }na  di dalam ayat „iddah ini bentuknya hanya mu‟annath yang 

memiliki makna „hanya pihak wanita yang bersangkutanlah yang tahu‟, 

apakah dia hamil atau tidak. Oleh karena itu, pada masa-masa itulah 
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berbagai ketentuan diberlakukan kepada mereka. Dalam bahasa Indonesia, 

orang yang berduka saat kematian sering disebut dengan „masa 

berkabung‟. Masa berkabung bagi wanita hamil paling lama, jika 

dibandingkan masa berkabung yang lain. 

Ijmak di dalam penafsiran ayat ini adalah empat bulan sepuluh 

hari, atau jika wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tersebut dalam 

keadaan hamil, maka masa „iddah-nya adalah sampai melahirkan anaknya. 

Al-Qurt }ubi > menyatakan bahwa:  

كقد أجمع الجميع بلا خلاؼ بينهم أف رجلا لو توبُ كترؾ امرأة حاملا فانقضت 
192لًم أف الدقصود الولادة.فعي أربعة أشهر كعشر أنها لا تحل حبٌ تلد ؛ 

 

Para ulama sepakat, bahwa seandainya seseorang meninggal dunia dan 

meninggalkan seorang istriyang sedang hamil, kemudian berakhir masa „iddah-

nya dalam empat bulan sepuluh hari maka istri orang laki-laki yang meninggal 

tidak halal untuk dinikahisampai ia melahirkan kandungannya. 

 

i. Ajma‟a al-Muslimu>n  

Contoh kesembilan dari term ajma„a adalah ajma„a al-muslimu >n.  

Ijmak ini terdapat di dalam penafsiran Surah Al-Qas }as [28] ayat 56:  

    

   

     

  

    

                                                      
192

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a >n,  Jilid 2, Juz 3, 166. Ayat tentang iddah bagi wanita 

hamil adalah dijelaskan di dalam surah T {ala >q [65] ayat 4 – yang artinya - Dan perempuan-

perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang 

masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah 

sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi dalam persoalan ini Al-Qurt }ubi>lebih 

memenangkan ayat 4 surah Al-T {ala >q. Namun pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa „iddah 

yang diberlakukan adalah yang paling lama.  
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Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu 

kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan 

Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.
193

 

Ayat ini memiliki kaitan erat dengan sebab diturunkannya. Saat itu, 

Nabi Muh }ammad SAW  mengharapkan pamannya agar mau melafalkan 

dua kalimat syahadat sebelum ajal menjemputnya. Namun, dia menolak. 

Makna ayat yang berdasarkan sebab diturunkannya telah disepakati oleh 

orang-orang Islam. Al-Qurt }ubi > menuliskan di dalam tafsirnya sebagai 

berikut:  

قاؿ الزجاج : أجمع الدسلموف على أنها نزلت  {إًنَّكى لا تػىهٍدًم مىنٍ أىحٍبػىبٍتى }قوله تعالى : 
 194بُ أبي طالب.

 

Firman Allah SWT, { ِْ أدَْبَبْثَ  إِّهلَ لا ٍَ جهَْذِي  }, al-Zuja>j mengatakan bahwa kaum 

muslimin sepakatayat ini ditujukan untuk Abu > T{alib. 

                                                      
193

 Depag, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,...552.  
194

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n, Jilid 7, Juz 63, 691. Al-Qur‟an sesungguhnya di 

dalam hal ini hanya menyebutkan man ah }babta (orang yang engkau sayangi), lalu makna 

penafsirannya mengerucut kepada satu sosok, yaitu pamannya Nabi, Abu > T {a >lib. Nabi berharap 

supaya pamannya, Abu > T {alib, orang yang disayanginya mendapatkan hidayah. Namun Allah telah 

menghalangi keinginan itu, bahwa urusan hidayah bukanlah di tangan Nabi. Dalam hal ini al-

Qurt }ubi> hanya menyebutkan sumber sebab turunnya dari Bukha >ri>> dan Muslim tanpa 

mencantumkan matan hadisnya. Dalam riwayat Muslim dijelaskan bahwa: 

هً  -صلى الله عليه وسلم-عىنٍ أىبًى هيرىيػٍرىةى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اًَّّٰ  ىنًِ قػيرىيٍشه يػىقيوليوفى إًنََّّىا «. أىشٍهىدي لىكى بًهىا يػىوٍىـ الٍقًيىامىةً قيلٍ لاى إلًىهى إًلاَّ اَّّٰي » لعًىمًٌ قىاؿى لىوٍلاى أىفٍ تػيعىبًٌّ
 (اَّّٰى يػىهٍدًل مىنٍ يىشىاءي حمىىلىهي عىلىى ذىلًكى الجىٍزىعي لأىقػٍرىرٍتي بًهىا عىيػٍنىكى فىأىنػٍزىؿى اَّّٰي )إًنَّكى لاى تػىهٍدًل مىنٍ أىحٍبػىبٍتى كىلىكًنَّ 

Sedangkan riwayat yang berasal dari Bukha >ri> sebagai berikut:  

ثػىنىا أىبيو الٍيىمىافً ، أىخٍبػىرىناى شيعىيٍبه ، عىنً الزُّهٍرمًًٌ ، قىاؿى : أىخٍبػىرىني سىعًيدي بٍني الٍميسىيَّبً ، عىنٍ  أىبيًهً ، قىاؿى : لىمَّا حىضىرىتٍ أىباى طىالًبو الٍوىفىاةي  حىدَّ
اءى  هٍلو كىعىبٍدى اًلله بٍنى أىبي أيمىيَّةى بٍنً الٍميغًبّىةً فػىقى جى ً  أىباى جى لًمىةن أيحىاجُّ لىكى بًهىا.فػىقىاؿى  ي رىسيوؿي اًلله صلى الله عليه وسلم فػىوىجىدى عًنٍدى اؿى أىمٍ عىمًٌ قيلٍ لاى إلًىهى إًلاَّ اَّّٰي كى

انهًً  أىبيو جىهٍلو كىعىبٍدي اًلله بٍني أىبي أيمىيَّةى  ا عىلىيٍهً كىييعًيدى  بتًًلٍكى الٍمىقىالىةً حىبٌَّ قىاؿى أىتػىرٍغىبي عىنٍ مًلَّةً عىبٍدً الٍميطَّلًبً فػىلىمى يػىزىؿٍ رىسيوؿي اًلله صلى الله عليه وسلم يػىعٍرضًيهى
ٍ أينٍهى أىبيو طىالًبو آخًرى مىا كىلَّمىهيمٍ عىلىى مًلَّةً عىبٍدً الٍميطَّلًبً كىأىبىى أىفٍ يػىقيوؿي لاى   إلًىهى إًلاَّ اَّّٰي قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اًلله صلى الله عليه وسلم : كىاًَّّٰ لأىسٍتػىغٍفًرىفَّ لىكى مىا لمى

إًنَّكى لاى تػىهٍدًم } طىالًبو فػىقىاؿى لرًىسيوؿً اًلله صلى الله عليه وسلم كىأىنػٍزىؿى اَّّٰي بُ أىبي  {مىا كىافى للًنَّبيًٌ كىالَّذًينى آمىنيوا أىفٍ يىسٍتػىغٍفًريكا للًٍميشٍركًًبًْ }عىنٍكى فىأىنػٍزىؿى اَّّٰي : 
 .{مىنٍ أىحٍبػىبٍتى كىلىكًنَّ اَّّٰى يػىهٍدًم مىنٍ يىشىاءي 

Jadi, sumber ijmak yang dijadikan penafsiran al-Qurt }ubi> ini berasal dari dua hadis sahih yang 

diriwayatkan oleh Bukha >ri> dan Muslim yang tidak bisa dibantah lagi. Al-Buhka >ri>, nomor hadis 

4772; Muslim, nomor hadis 144. Beberapa riwayat tersebut juga sesuai dengan sirah Nabi, 

bahwasannya pada saat Abu > T {alib akan wafat, Nabi mengharapkan supaya dia membaca kalimat 

tayibat la > ilaha illa> Alla >h. Namun ia menolak dan memilih agama Abu > T {a >lib. Muhammad Husain 

Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, terj. Ali Audah (Jakarta: Litera AntarNusa, 2013), 151.  
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Contoh kedua penafsiran Al-Qur‟t }u>bi > tentang ajma‟ al-muslimu >n 

terdapat di dalam Surah Al-Nah}l [16] ayat 8:  

  

  

     

     

 

Dan (dia telah menciptakan) kuda, bigha >l dan keledai, agar kamu 

menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Allah menciptakan apa yang 

kamu tidak mengetahuinya.
195

 

Pesan yang terkandung di dalam ayat ini adalah kuda, bigha>l dan 

juga keledai hanya difungsikan untuk kendaraan dan perhiasan 

saja.Namun, tidak dijelaskan secara langsung mengenai hukum memakan 

dagingnya. Oleh karena itu, Al-Qurt }ubi > menjelaskan bahwa hukum 

memakan daging dari ketiganya adalah jawa >z (boleh), sebagai berikut:  

فذكر أيضا أغلب منافعها كالدقصود منها ، كلم  {لتًػىركٍىبيوهىا كىزيًنىةن }كقاؿ بُ الخيل : 
يذكر حمل الأثقاؿ عليها ، كقد تحمل كما هو مشاهد فلذلك لم يذكر الأكل. 

ل إليه بياف ما أنزؿ عليه ما يأبٌ ، كلا يلزـ من  كقد بينه عليه السلاـ الذم جع
كونها خلقت للركوب كالزينة ألا تؤكل ، فهذ  البقرة قد أنطقها خالقها الذم 
أنطق كل شيء فقالت : إنَّا خلقت للحرث. فيلزـ من علل أف الخيل لا تؤكل 
لأنها خلقت للركوب كألا تؤكل البقر لأنها خلقت للحرث. كقد أجمع الدسلموف 

لى جواز أكلها ، فكذلك الخيل بالسنة الثابتة فيها. ركل مسلم من حديث ع
جابر قاؿ : نهى رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم يوـ خيبر عن لحوـ الحمر الأهلية كأذف بُ لحوـ 

 196الخيل.

                                                      
195

 Depag, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,...365.  
196

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n,  Jilid 5, Juz 61, 51. Bukha >ri>, nomor hadis 5520: 

ابًرً  دً بٍنً عىلًيوٌ عىنٍ جى ثػىنىا حمىَّادي بٍني زىيٍدو ، عىنٍ عىمٍرًك بٍنً دًينىارو ، عىنٍ لزيىمَّ ثػىنىا ميسىدَّده ، حىدَّ  بٍنً عىبٍدً اًلله ، رىضًيى اَّّٰي عىنػٍهيمٍ ، قىاؿى نػىهىى حىدَّ
بػىرى عىنٍ لحييوًـ الحيٍميرً كىرىخَّصى بُ لحييوًـ الخىٍيٍلً. يػٍ  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يػىوٍىـ خى

Muslim, nomor hadis: 5134: 
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Dan Allah swt berfirman berkenaan dengan kuda, {  ىِحرَْمَبىُهَا وَزٌَِْة }AllahSWT juga 

menyebutkan manfaat dan tujuan yang diharapkan dari semua itu dan tidak 

menyebutkan bolehnya menggunakan kuda sebagai kendaraan untuk mengangkut 

beban diatas punggungnya, dan kenyataannya digunakan untuk mengangkut 

barang sebagaimana disaksikan, dan tidak disebutkan untuk dimakan dagingnya. 

Hal itu telah dijelaskan oleh nabi-Nya saw karena beliaulah yang harus 

menjelaskan segala sesuatu yang diturunkan kepada beliau sebagai berikut “tidak 

harus semua binatang yang diciptakan itu untuk ditunggangi, untuk perhiasan atau 

untuk dimakan dagingnya. Seekor sapi tersebut telah dijadikan berbicara oleh 

penciptanya sehingga dia mengatakan, „sesungguhnya aku diciptakan untuk 

urusan bercocok tanam,‟ maka seharusnya bagi orang yang beralasan bahwa kuda 

bukan untuk dimakan dagingnya karena dia diciptakan untuk ditunggangi 

sebagaimana sapi tidak dimakan dagingnyakarena diciptakan untuk urusan 

bercocok tanam. Dan kaum muslimin telah sepakat bahwa boleh memakan 

dagingnya. Demikian juga kuda dengan dasar sunnah yang baku berkenaan 

dengannya. Dan Muslim meriwayatkan dari hadis Jabir ia berkata: “Rasulullah 

saw. pada perang Khaibar melarang makan daging keledai jinak dan mengizinkan 

makan daging kuda”. 

 

j. Ajma‟a al-Fuqaha>‟  

Term kesepuluh tentang ajma„a  adalah ajma„a al-fuqaha >‟.  Term 

tersebut dapat ditemukan di dalam tafsir Al-Qurt }ubi > Surah Al-Muja>dilah 

[58] ayat 2:  

   

    

   

   

                                                                                                                                                 

بىةي بٍني سىعًيدو  ثػىنىا يحىٍبٓى بٍني يحىٍبٓى كىأىبيو الرَّبيًعً الٍعىتىكًىُّ كىقػيتػىيػٍ ثػىنىا حمىَّادي بٍني زىيٍدو عىنٍ قىاؿى يحىٍبٓى  -كىاللَّفٍظي ليًىحٍبٓى  -حىدَّ  أىخٍبػىرىناى كىقىاؿى الآخىرىافً حىدَّ
ابًرً بٍنً عىبٍدً اًَّّٰ أىفَّ رىسيوؿى اًَّّٰ  دً بٍنً عىلًىوٌ عىنٍ جى بػىرى عىنٍ لحييوًـ الحيٍميرً الأىهٍلًيَّةً  -صلى الله عليه وسلم-عىمٍركً بٍنً دًينىارو عىنٍ لزيىمَّ يػٍ كىأىذًفى بًَ لحييوًـ نػىهىى يػىوٍىـ خى

 الخىٍيٍلً.
Abu> Da >wud, nomor hadis 3790; Abu > Da >wud Sulayma >n bin al-„Ash„ath al-Sijista >ni >, Sunan Abu > 
Da >wud (Beirut: Da >r al-Kutub al-„Arabi >, 1971), vol. 3, 413.  

ثػىنىا حمىَّاده عىنٍ عىمٍرً  ثػىنىا سيلىيٍمىافي بٍني حىرٍبو حىدَّ ابًرً بٍنً عىبٍدً اًَّّٰ قىاؿى نػىهىاناى رىسيوؿي اًَّّٰ حىدَّ دً بٍنً عىلًىوٌ عىنٍ جى يػىوٍىـ  -صلى الله عليه وسلم-ك بٍنً دًينىارو عىنٍ لزيىمَّ
بػىرى عىنٍ لحييوًـ الحيٍميرً كىأىذًفى لىنىا بًَ لحييوًـ الخىٍيٍلً. يػٍ  خى

Ah}mad, nomor hadis 14933:  

أبي ثنا عفاف ثنا حماد بن زيد ثنا عمرك بن دينار عن محمد بن علي عن جابر : أف رسوؿ الله صلى الله عليه ك حدثنا عبد الله حدثبِ 
 سلم نهى يوـ خيبر عن لحوـ الحمر كأذف بُ لحوـ الخيل

Jadi, hukum halal tetang daging khayl di dalam hal ini bersumber dari riwayat-riwayat sahih, baik 

dari Bukha >ri, Muslim, Abu > Da >wud, dan Ah}mad.  
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Orang-orang yang men-z }ihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya 

seperti ibunya) padahal istri mereka itu bukan ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak 

lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka sungguh-

sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah 

Maha Pemaaf, Maha Pengampun.197 

 

Contoh penafsiran Al-Qurt}ubi> yang dijadikan ijmak dalam ayat ini 

adalah makna z }iha >r  berdasarkan ijmak para ulama dari Imam Ma >lik, 

Imam Abu > H{ani >fah dan lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud z {ihar 

adalah ucapan suamiseperti: „Engkau bagiku seperti punggung ibuku‟ atau 

yang semakna„seperti saudara perempuanku, anak perempuan, atau 

lainnya dari beberapa mah }ram‟. Al-Qurt }ubi > menjelaskan penafsiran ayat 

tersebut sebagai berikut:  

بظهر ، كالدوجب للحكم منه تشبيه ظهر لزلل بظهر  حقيقة الظهار تشبيه ظهر
لزرـ ، كلذذا أجمع الفقهاء على أف من قاؿ لزكجته : أنت علي كظهر أمي أنه 
مظاهر. كأكثرهم على أنه إف قاؿ لذا : أنت علي كظهر ابنبٍ أك أخبٍ أك غبّ 
ذلك من ذكات المحارـ أنه مظاهر. كهو مذهب مالك كأبي حنيفة كغبّهما. 

ف فيه عن الشافعي رضى الله عنه ، فركم عنه نحو قوؿ مالك ، لأنه شبه كاختل
امرأته بظهر لزرـ عليه مؤبد كالأـ. كركل عنه أبو ثور : أف الظهار لا يكوف إلا 
بالأـ كحدها. كهو مذهب قتادة كالشعبي. كالأكؿ قوؿ الحسن كالنخعي كالزهرم 

 198.كالأكزاعي كالثورم

                                                      
197

 Depag, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,...791.  
198

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n, Jilid 9, Juz 67, 671. Sumber ijmak di dalam hal ini 

berasal dari nas al-Qur‟an itu sendiri. Ibu adalah orang yang melahirkan dan haram dinikahi. Oleh 

sebab itu, jika ada suami yang mengatakan kepada istrinya bahwa dirinya seperti punggung ibunya 
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Hakikat z }iha >r adalah menyerupai punggung yang satu dengan punggung yang 

lainnya, dan menjadi tolak ukur dari hukum zi }ha>r disini adalah penyerupaan 

punggung yang halal (punggung istri) dengan punggung yang haram (punggung 

ibu). Oleh karena itu, para fuqaha >‟ (ahli fikih) sepakat bahwa barangsiapa yang 

berkata kepada istrinya, “kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku”, maka ia 

disebut muz}ahir (orang yang melakukan z }ihar). Sebagian besar dari para fuqaha >‟ 

berpendapat, bahwa siapa saja yang berkata kepada istrinya, “kamu bagiku sudah 

seperi punggung anak perempuanku, atau saudara perempuanku, dan selainnya 

dari keluarganya yang merupakan mahram baginya, maka ia seorang muz }a>hir. Ini 

merupakan pendapat Imam Ma>lik, Abu> H {ani >fah, dan selain mereka berdua. Akan 

tetap imam Syafi‟i memilih pendapat lain, ia beranggapan bahwa yang sah 

dikenakan hukumz }ihar adalah apabila suami menyerupakan punggung istrinya 

dengan punggung ibunya  yang merupakan mahram muabbad-nya. Abu> Thau>r 

meriwayatkan dari imam Syafi‟i, bahwa z }ihar  tidak dapat dihukumi kecuali 

hanya kepada ibu. Ini merupakan madzhab Qatadah dan al-Sha‟bi, sedangkan 

yang pertama adalah perkataan  al-H{asan, al-Nakha‟i, al-Zuhri, al-Awza>‟i, dan al-

Thawri >. 

 

k. Ajma„a al-Jumhu>r  

Contoh kesebelas dari term ijmak adalah  ajma„a al-jumhu >r.  Di 

dalam tafsir Al-Qurt}ubi, term ijmak ini dapat ditemukan pada penafsrian 

Surah Al-Furqa>n [25] ayat 48:  

   

   

   

  

   

    

 

Dia-lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum 

kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat 

bersih.199
 

Salah satu poin penting yang dibahas di dalam ayat tersebut  adalah 

persoalan air suci dan menyucikan. Ayat tersebut hanya menyebutkan air 

hujan, padahal masih ada air sumber, air sungai, air salju dan sebagainya. 

                                                                                                                                                 
kamudian tidak menjimaknya, maka itu merupakan perbuatan mungkar. Pemaknaan literal ini 

harus diterapkan karena tidak ada indikator untuk dialihkan kepada makna yang lain.  
199

 Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...508.  
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Secara khusus pada pembahasan ijmak, Al-Qurt }ubi > membahas tentang 

hukum air laut. Ia menyatakan bahwa air laut suci dan menyucikan 

berdasarkan pendapat jumhur ulama. Sedangkan pengecualiannya yaitu 

riwayat dari „Umar bin Khat }t }a>b dan „Amr bin al-„A>s } yang membenci 

orang menggunakan air laut untuk berwudhu
200

. Redaksi tersebut dapat 

dikatakan bahwa menggunakan air laut untuk berwudhu makruh. Namun, 

pendapat ini tidak ada yang mengikuti meskipun dari ulama fikih 

kontemporer.  

اعة أئمة الفتول بالأمصار من الفقهاء : أف كقد أجمع جمهور من العلماء كجم
البحر طهور ماؤ ، كأف الوضوء به جائز؛ إلا ما ركم عن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب كعبدالله بن عمرك بن العاص أنهما كرها الوضوء بِاء البحر، كلم يتابعهما 

201أحد من فقهاء الأمصار
. 

                                                      
200

Ma >lik bin Anas Abu > „Abdulla >h al-As}bah }i>, Muwat }t}a‟ al-Ima >m Ma >lik (Kairo: Da >r Ih}ya >‟ al-„Arabi >, 

t. th), vol. 1, 22; nomor hadis 41. 
201

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n, Jilid 7, Juz 63,  37. Sumber ijmak tersebut berasal 

dari hadis Ma >lik bin Anas Abu > „Abdulla >h al-As}bah }i>, Muwat }t}a‟ al-Ima >m Ma >lik (Kairo: Da >r Ih}ya >‟ 

al-„Arabi >, t. th), vol. 1, 22; nomor hadis 41.  

حدثبِ يحبٓ عن مالك عن صفواف بن سليم عن سعيد بن سلمة من آؿ ببِ الأزرؽ عن الدغبّة بن أبي بردة كهو من ببِ عبد الدار أنه 
:يا رسوؿ الله إنا نركب البحر كنحمل معنا القليل من الداء فإف  سمع أبا هريرة يقوؿ جاء رجل إلى رسوؿ الله صلى الله عليه ك سلم فقاؿ

 توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقاؿ رسوؿ الله صلى الله عليه ك سلم هو الطهور ماؤ  الحل ميتته
Abu> Da >wud, nomor hadis 83:  

ثػىنىا عىبٍدي اًَّّٰ بٍني مىسٍلىمىةى عىنٍ مىالًكو عىنٍ صىفٍوىافى بٍنً   -أىفَّ الٍميغًبّىةى بٍنى أىبًى بػيرٍدىةى  -مًنٍ آؿً ابٍنً الأىزٍرىؽً  -سيلىيٍمو عىنٍ سىعًيدً بٍنً سىلىمىةى حىدَّ
ارً  عى أىباى هيرىيػٍرىةى يػىقيوؿي سىأىؿى رىجيله النَّبىَّ  -كىهيوى مًنٍ بىبًُ عىبٍدً الدَّ وؿى اًَّّٰ إًناَّ نػىركٍىبي الٍبىحٍرى كىنحىٍمًلي مىعىنىا فػىقىاؿى ياى رىسي  -صلى الله عليه وسلم-أىخٍبػىرى ي أىنَّهي سمىً

تػىتيهي »  -صلى الله عليه وسلم-الٍقىلًيلى مًنى الٍمىاءً فىإًفٍ تػىوىضَّأٍناى بًهً عىطًشٍنىا أىفػىنػىتػىوىضَّأي بِىاءً الٍبىحٍرً فػىقىاؿى رىسيوؿي اًَّّٰ   «.هيوى الطَّهيوري مىاؤي ي الحًٍلُّ مىيػٍ
A-Nasa >‟i, nomor hadis 59:  

أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفواف بن سليم عن سعيد بن سلمة أف الدغبّة بن أبي بردة من ببِ عبد الدار أخبر  أنه سمع أبا هريرة يقوؿ 
شنا سأؿ رجل رسوؿ الله صلى الله عليه ك سلم فقاؿ : يا رسوؿ الله إنا نركب البحر كنحمل معنا القليل من الداء فإف توضأنا به عط

 أفنتوضأ من ماء البحر فقاؿ رسوؿ الله صلى الله عليه ك سلم هو الطهور ماؤ  الحل ميتته
Abu> „Abdulla >h Muh}ammad bin Yazi >d Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah (Kairo: Maktabah Abi > 

Mu„a >t}i>, t. th), vol. 1, 250; nomor hadis 386.  
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Mayoritas ulama dan kelompok imam fatwa diberbagai tempat telah sepakat 

bahwa air laut suci, dan diperbolehkan berwudhu dengannya. Bahkan tidak 

seorang pun dari ulama mencelanya kecuali riwayat Abdullah bin „Umar bin al-

Khat }t }ab dan „Abd Alla>h bin „Amr bin „As }. 

 

2. Ittafaqa (إجفق) 

Al-Qurt }ubi > menulis kata  ittafaqa (إجفق)di dalam tafsirnya sebanyak 

57 kali.
202

 Contoh pertama yang menjelaskan tentang term ittafaqa dapat 

dilihat dalam penafsiran Surah Al-Baqarah [2] ayat 143 sebagai berikut:  

  

   

   

   

    

   

    

   

    

    

     

    

    

   

    

 

Dan demikian Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang moderat 
                                                                                                                                                 

يـ بٍني عى  -683 ثػىنىا هًشىا ثىبًِ صىفٍوىافي بٍني سيلىيٍمو ، عىنٍ سىعًيدً بٍنً سىلىمىةى ، هيوى مًنٍ آؿً ابٍ حىدَّ ثػىنىا مىالًكي بٍني أىنىسو , حىدَّ نً الأىزٍرىؽً ، مَّارو ، حىدَّ
عى أىباى هيرىيػٍ  ثىهي , أىنَّهي سمىً ارً حىدَّ رىةى يػىقيوؿي : جىاءى رىجيله إًلىى رىسيوؿً اًلله صىلَّى الله عىليٍهً كسىلَّمى فػىقىاؿى أىفَّ الٍميغًبّىةى بٍنى أىبي بػيرٍدىةى ، كىهيوى مًنٍ بىبًِ عىبٍدً الدَّ

فػىقىاؿى رىسيوؿي اًلله  شٍنىا ، أىفػىنػىتػىوىضَّأي مًنٍ مىاءً الٍبىحٍرً ؟: ياى رىسيوؿى اًلله ، إًناَّ نػىركٍىبي الٍبىحٍرى ، كىنحىٍمًلي مىعىنىا الٍقىلًيلى مًنى الٍمىاءً ، فىإًفٍ تػىوىضَّأٍناى بهًً عىطً 
تػىتيهي.  صىلَّى الله عىليٍهً كسىلَّمى : هيوى الطَّهيوري مىاؤي ي ، الحًٍلُّ مىيػٍ

Ah}mad, nomor hadis 7232:  

حدثنا عبد الله حدثبِ أبي ثنا عبد الرحمن بن مالك عن صفواف بن سليم عن سعيد بن سلمة الزرقي عن الدغبّة بن أبي بردة عن أبي 
 النبي صلى الله عليه ك سلم قاؿ : بُ ماء البحر هو الطهور ماؤ  الحلاؿ ميتتههريرة عن 

Sumber ijmak yang diambil oleh al-Qurt }ubi mengenai kesucian air laut ini sesungguhnya bukan 

pendapat ulama kontemporer tetapi memang sudah ada riwayat sahih yang menyatakan hal 

tersebut yaitu riwayat dari Abu > Da >wud, al-Nasa >‟i, Ibnu Majjah dan Ah }mad bin H {anbal.  
202

 Ibid., data diperoleh melalui al-Maktabah al-Sha >milah.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

114 
 

 
 

agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 

(Muh}ammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan 

kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui 

siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang murtad. Sungguh (pemindahan 

kiblat) itu terasa berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk 

oleh Allah; Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah 

Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.203 

Pembahasan ijmak di dalam ayat ini sebenarnya mengacu kepada 

sebab turun ayat tersebut, yaitu dari riwayat Bukha >ri > dan Muslim dari al-

Barra>‟, dia berkata. „Beberapa orang muslim meninggal dan terbunuh sebelum 

arah kiblat dialihkan sehingga kami tidak mengerti apa yang kami katakan 

terhadap mereka.‟ Lalu Allah menurunkan, „ ٌْ اّنَُ ََ ُ ىٍِضٍُِعَ إٌِ َُ اللَّه ا مَا ٍَ .‟وَ
204

 

Ayat wama> ja„alna > al-qiblata allati kunta „alayha > illa> lina„lama man 

yattabi„u al-rasu >l min man yanqalibu „ala „aqibayh (Kami tidak menjadikan 

kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya, melainkan agar Kami 

mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang). 

Pada hakikatnya peralihan kiblat itu menjadi batu ujian keimanan bagi umat 

Islam saat itu. Dari peralihan kiblat  ini terlihat bahwa orang yang kuat 

imannya, tetap mengikuti perintah itu, sementara mereka yang lemah 

imannya, akan berbalik ke belakang (murtad). 

Wa in ka >nat lakabi >ratan illa> „ala alladhi>na hada Alla>h (Sungguh, 

pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi 

petunjuk oleh Allah). Perpindahan ini dikatakan sangat berat karena memiliki 

kaitan sejarah yang cukup panjang. Bayt al-Maqdis telah lama menjadi kiblat 

bagi Ahli Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Datangnya Islam yang 

                                                      
203

 Depag, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,...27.  
204

Muhammad  ‘Ali al-S{abu>ni>, Rawa>’i‘ al-Baya>n Tafsi>r ‘A<ya>t al-‘A<h}ka>m Juz 1 (Damaskus: Da>r 

ibn al-S{ah}a>bah, 2004), 83.  
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berkiblat menghadap Bayt al-Maqdis menjadikan mereka senang karena 

merasa masih satu arah satu sejarah dari Ibrahim. Namun ketika Nabi 

Muh }ammad menerima wahyu untuk memindahkan arah kiblat, mereka yang 

awalnya „cinta‟ kepada Bayt al-Maqdis, menjadi berat hati untuk pindah ke 

arah Kabah. 

Pada penafsiran ayat wama> ka >na Alla >hu liyud }i >„a i >ma>nakum (Dan 

Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu) inilah terjadi ijmak. Pemahaman 

ayat ini berkaitan erat dengan sebab diturunkannya, yaitu adanya pertanyaan 

tentang amal ibadah salat yang dulu dikerjakan oleh umat Islam saat 

menghadap Bayt al-Maqdis sementara mereka meninggal dunia sebelum arah 

kiblat itu dialihkan ke Kabah. Ayat ini menjawab kegelisahan tersebut bahwa 

Allah tidak akan menyia-nyiakan iman dan amal mereka serta akan dibalas 

dengan surga
205

. Al-Qurt }ubi > menyatakan hal tersebut dengan ungkapan:  

اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن مات  {كىمىا كىافى اَّّٰي ليًيضًيعى إًيدىانىكيمٍ }قوله تعالى : 
، كما ثبت بُ البخارم من حديث البراء بن عازب ،  كهو يصلي إلى بيت الدقدس

عن ابن عباس قاؿ : لدا كجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة  206على ما تقدـ. كخرج البَمذم
قالوا : يا رسوؿ الله ، كيف بإخواننا الذين ماتوا كهم يصلوف إلى بيت الدقدس ؟ 

 207.الآية {ليًيضًيعى إًيدىانىكيمٍ كىمىا كىافى اَّّٰي }فأنزؿ الله تعالى : 

                                                      
205

: Al-Ima >m al-„ala >mah Zayn al-Di>n „Abd al-Rahma >n bin Ah}mad bin Rajab al-H {anbali >, Sharh} 

S {ah}i>h al-Bukha>ri>>> al-Musamma > Fath al-Ba>ri> Jilid 1 (Beirut: Da >r al-Fikr al-„Ilmiyah, 1971), 114 
206

 Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmidhi > pada pembahasan tentang tafsir 5/58, no.2964. Al-

Tirmidhi berkata tentang “hadis ini adalah hadis hasan shahih.” Lebih lengkapnya lihat: Al-

Ima >m al-„ala >mah Zayn al-Di>n „Abd al-Rahma >n bin Ah }mad bin Rajab al-H {anbali >, Sharh } S {ah}i>h 

al-Bukha >ri>>> al-Musamma > Fath al-Ba>ri> Jilid 1 (Beirut: Da >r al-Fikr al-„Ilmiyah, 1971), 114. 
207

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n,  Jilid 1, Juz 2, 614. Sumber ijmak tersebut dapat 

ditelusuri dalam riwayat Bukha >ri>, nomor hadis 40: 

ثػىنىا أىبيو إًسٍحىاؽى ، عىنً الٍبػىرىاءً أىفَّ النَّبيَّ  يػٍره قىاؿى : حىدَّ ثػىنىا زيهى الًدو قىاؿى : حىدَّ ثػىنىا عىمٍريك بٍني خى دًينىةى نػىزىؿى عىلىى حىدَّ ىـ الٍمى  صلى الله عليه وسلم كىافى أىكَّؿى مىا قىدً
ادًً  ، أىكٍ قىاؿى أىخٍ  بػٍعىةى عىشىرى شىهٍرنا ، كىكىافى يػي  -وىالهًً أىجٍدى قٍدًسً سًتَّةى عىشىرى شىهٍرنا ، أىكٍ سى عٍجًبيهي أىفٍ تىكيوفى مًنى الأىنٍصىارً كىأىنَّهي صىلَّى قًبىلى بػىيٍتً الٍمى
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Firman Allah SWT { ٌْ اّنَُ ََ ُ ىٍِضٍُِعَ إٌِ َُ اللَّه ا مَا ٍَ  para ulama sepakat bahwa ayat ini{وَ

diturunkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia sementara 

(semasa hidupnya) dia salat menghadap ke Baytal-Maqdis, sebagaimana 

tertulis dalam kitab sahih Bukha >ri > dari hadis riwayat al-Barra>‟ yang telah 

dikemukakan diatas. Dan al-Tarmidhi > meriwayatkan dari Ibnu „Abbas, dia 

berkata: “Ketika Nabi SAW diperintahkan untuk menghadap ke Kabah,para 

sahabat berkata: „ya Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kami 

yang meninggal dunia, sementara (semasa hidupnya) mereka salat dengan 

menghadap ke Baytal-Maqdis, maka Allah SWT  menurunkan ayat: { ُ َُ اللَّه ا مَا ٍَ وَ

 ٌْ اّنَُ ََ ىٍِضٍُِعَ إٌِ }. 

 

Pembahasan kedua mengenai penggunaan term ittafaqa dapat dilihat 

                                                                                                                                                 

مىعىهي قػىوٍهـ فىخىرىجى رىجيله لشَّنٍ صىلَّى مىعىهي فىمىرَّ عىلىى أىهٍلً مىسٍجًدو كىهيمٍ  قًبػٍلىتيهي قًبىلى الٍبػىيٍتً كىأىنَّهي صىلَّى أىكَّؿى صىلاىةو صىلاَّهىا صىلاىةى الٍعىصٍرً كىصىلَّى
اريكا كىمى  انىتً الٍيػىهي رىاكًعيوفى ، فػىقىاؿى : أىشٍهىدي بًاًَّّٰ لىقىدٍ صىلَّيٍتي مىعى رىسيوؿً اًلله صلى الله عليه وسلم قًبىلى مىكَّةىفىدى بػىهيمٍ إًذٍ كىافى ا هيمٍ قًبىلى الٍبػىيٍتً كىكى ودي قىدٍ أىعٍجى

.قىاؿى زيهى  قٍدًسً كىأىهٍلي الٍكًتىابً فػىلىمَّا كىلىَّ كىجٍهىهي قًبىلى الٍبػىيٍتً أىنٍكىريكا ذىلًكى ثػىنىا أىبيو إًسٍحىاؽى ، عىنً الٍبػىرىاءً بُ ييصىلًٌي قًبىلى بػىيٍتً الٍمى يػٍره : حىدَّ
ا أىنَّهي مىاتى عىلىى الٍقًبػٍ  دًيثًهً هىذى  .{كىمىا كىافى اَّّٰي ليًيضًيعى إًيدىانىكيمٍ }لىةً قػىبٍلى أىفٍ تحيىوَّؿى رجًىاؿه كىقيتًليوا فػىلىمٍ نىدٍرً مىا نػىقيوؿي فًيهًمٍ فىأىنػٍزىؿى اَّّٰي تػىعىالىى : حى

Abu> Da >wud, nomor hadis 4682: 

ثػىنىا لزيىمَّدي بٍني سيلىيٍمىافى الأىنػٍبىارلًُّ كىعيثٍمىافي بٍني  يػٍبىةى  حىدَّ ثػىنىا كىكًيعه عىنٍ سيفٍيىافى عىنٍ سًمىاؾو عىنٍ عًكٍرمًىةى عىنً ابٍنً عىبَّاسو  -الٍمىعٍبُى  -أىبًى شى قىالاى حىدَّ
ا تػىوىجَّهى النَّبىُّ  عٍبىةً قىاليوا ياى رىسيوؿى اًَّّٰ فىكىيٍفى الَّذًينى مىاتيوا كىهيمٍ  -صلى الله عليه وسلم-قىاؿى لىمَّ ييصىلُّوفى إًلىى بػىيٍتً الٍمىقٍدًسً فىأىنػٍزىؿى اَّّٰي تػىعىالىى )كىمىا كىافى  إًلىى الٍكى

 اَّّٰي ليًيضًيعى إًيدىانىكيمٍ (.
Tirmidhi >, nomor hadis 2964: 

م حدثنا هناد ك أبوعمار قالا حدثنا ككيع عن إسرائيل عن سماؾ عن عكرمة عن ابن عباس قاؿ : لدا كجه النبي صلى الله عليه ك سل
 الآية {كما كاف الله ليضيع إيدانكم  }إلى الكعبة قالوا يا رسوؿ الله كيف بإخواننا الذين ماتوا كهم يصلوف إلى بيت الدقدس فأنزؿ الله 

Ibnu Majjah, nomor hadis 1010:  

ثػىنىا أىبيو بىكٍرً بٍني عىيَّاشو ، عىنٍ أىبي إًسٍحىاؽى ، عىنً الٍبػىرى  ارمًًيُّ ، حىدَّ ثػىنىا عىلٍقىمىةي بٍني عىمٍروك الدَّ اءً ، قىاؿى : صىلَّيػٍنىا مىعى رىسيوؿً اًلله صىلَّى الله حىدَّ
صيرفًىتً الٍقًبػٍلىةي إًلىى الٍكىعٍبىةً بػىعٍدى ديخيولهًً الٍمىدًينىةى بًشىهٍرىيٍنً ، كىكىافى رىسيوؿي اًلله صىلَّى الله عىليٍهً كسىلَّمى نحىٍوى بػىيٍتً الٍمىقٍدًسً ثمىىانيًىةى عىشىرى شىهٍرنا ، كى 

اءً ، كىعىلًمى اَّّٰي مًنٍ قػىلٍ  قٍدًسً أىكٍثػىرى تػىقىلُّبى كىجٍهًهً بُ السَّمى عٍبىةى  بً نىبًيًٌهً عىليٍهً كسىلَّمى إًذىا صىلَّى إًلىى بػىيٍتً الٍمى صىلَّى الله عىليٍهً كسىلَّمى أىنَّهي يػىهٍوىل الٍكى
تٍيًهً بًهً ، فىأىنػٍزىؿى اَّّٰي : ، فىصىعًدى جًبٍريًلي ، فىجىعىلى رىسيوؿي اًلله صىلَّى الله عىليٍهً كسىلَّمى يػيتٍبًعيهي بىصىرى ي كىهيوى يىصٍعىدي بػىبٍْى السَّمى  اءً كىالأىرٍضً ، يػىنٍظيري مىا يأى

اءً  قىدٍ } نىا رىكٍعىتػىبًٍْ إًلىى  {نػىرىل تػىقىلُّبى كىجٍهًكى بُ السَّمى عٍبىةً ، كىقىدٍ صىلَّيػٍ ناى آتو ، فػىقىاؿى : إًفَّ الٍقًبػٍلىةى قىدٍ صيرفًىتٍ إًلىى الٍكى بػىيٍتً  الآيىةى ، فىأىتاى
نىا عىلىى مىا مىضىى مًنٍ  الينىا بًُ الٍمىقٍدًسو كىنحىٍني ريكيوعه , فػىتىحىوَّلٍنىا ، فػىبػىنػىيػٍ صىلاىتنًىا ، فػىقىاؿى رىسيوؿي اًلله صىلَّى الله عىليٍهً كسىلَّمى : ياى جًبٍريًلي , كىيٍفى حى

قٍدًسً ؟ فىأىنػٍزىؿى اَّّٰي عىزَّ كىجىلَّ :   .{كىمىا كىافى اَّّٰي ليًيضًيعى إًيدىانىكيمٍ }صىلاىتنًىا إًلىى بػىيٍتً الٍمى
Ah}mad bin H {anbal, nomor hadis 2691: 

حدثنا عبد الله حدثبِ أبى ثنا شاذاف أنا إسرائيل عن سماؾ عن عكرمة عن بن عباس قاؿ : لدا حرمت الخمر قاؿ أناس يا رسوؿ الله 
قاؿ كلدا حولت القبلة  {ليس على الذين آمنوا كعملوا الصالحات جناح فيما طعموا  }أصحابنا الذين ماتوا كهم يشربونها فأنزلت 

 .{كما كاف الله ليضيع إيدانكم } أصحابنا الذين ماتوا كهم يصلوف إلى بيت الدقدس فأنزلت قاؿ أناس يا رسوؿ الله
 

Jadi, sumber ijmak dalam tafsir Al-Qurt }ubi> mengenai pahala orang yang shalat masih menghadap 

kiblat ke Bayt al-Maqdis lalu mereka meninggal dunia sebelum kiblat dialihkan ke Ka‟bah, maka 

pahala mereka tidak disia-siakan oleh Allah. Penafsiran tersebut berasal dari riwayat Bukha >ri>, Abu > 

Da >wud, Tirmidhi >, Ibnu Majjah, dan Ah }mad bin H {anbal.  
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dalam penafsiran Surah Al-Baqarah [2] ayat 173:  

   

   

   

     

     

      

   
 Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging 

babi, dan binatang yang (saat disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi 

barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan 

tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
208

 

 

Maytah (bangkai) adalah hewan yang mati, baik disembelih atau 

tidak disembelih maupun hewan halal yang mati baik disembelih atas nama 

berhala, atau tidak menyebut nama Allah. Sedangkan dam (darah) adalah 

cairan merah yang mengalir dari mahluk hidup pada saat disembelih atau 

terluka.  

Innama > h}arrama „alaykum al-maytata wa al-damma wa lah }ma al-

khinzi >r (sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, 

daging babi). Ijmak yang dimunculkan oleh Al-Qurt }ubi > berada pada 

keharaman darah. Ia menyatakan bahwa ittafaqa al-„ulama>‟u „ala anna al-

damma h }ara >m najs la > ya‟kal wala > yantafi„ bih209(ulama sepakat bahwa darah 

itu haram hukumnya, najis dan tidak memberikan manfaat)‟. 

Bangkai diharamkan dalam ayat ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu 

Majjah dan Ah }mad dari „Abd Alla >h bin „Umar – yang terdapat salah satu 

                                                      
208

 Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...32.  
209

Ijmak di dalam ayat ini memang sudah sesuai dengan teks Al-Qur‟an dan memang harus begitu, 

sebab redaksinya s}ari >h }bahwa darah itu hukumnya haram. Jika ada pendapat yang berseberangan 

dengan teks al-Qur‟an, justru pendapat itu yang harus dipertayakan sebab tidak mungkin al-Qur‟an 

menghukumi haram, sementara ada orang Islam yang menyatakan sebaliknya.  
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sanad d}a„i >f – kecuali samak (ikan laut) dan jarad (belalang) adalah halal 

bangkainya.
210

Darah juga diharamkan kecuali al-kabid (hati) dan al-t }ih}al 

(limpa). penyebutan babi merupakan salah satu bagian saja. Secara umum, 

Allah menerangkan keharaman binatang-binatang di dalam ayat lain, yaitu 

larangan untuk memakan makanan yang menjijikan (khaba>‟ith). Di dalam 

hadis juga masih ada lagi tambahan yaitu makan binatang yang memiliki kuku 

tajam dan bertaring.
211

 

Wama > uhillah bihi lighayri Alla>hi (dan daging) hewan yang 

disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah). Contoh dalam masalah ini 

adalah menyembelih ayam yang diperuntukkan bagi berhala atau dewa-dewi 

yang dipuja oleh seseorang. Meskipun hukum asal dari ayam adalah halal, 

tetapi apabila dalam proses penyembelihannya tidak benar, maka hukumnya 

menjadi haram.  

Contoh ketiga ungkapan ittafaqa dapat ditemukan di dalam 

penafsiran Surah Al-Baqarah [2] ayat 179:  

   

                                                      
كالسلاـ : " أحلت لنا ميتتاف كدماف . أما الديتتاف : فالجراد كالحوت ، كأما الدماف : فالكبد كالطحاؿ" .  فقاؿ عليه الصلاة210

 أخرجه البيهقي كغبّ  موقوفان كمرفوعان .
211

 Al-Qurt }ubi>, QS. al-Baqarah [2] ayat 173. Selain tiga hal tersebut, keharaman yang lain juga 

dijelaskan di dalam hadis. Berdasarkan riwayat Muslim, nomor hadis 5103:   

ثػىنىا شيعٍبىةي عىنً الحىٍكىمً عىنٍ مىيٍميوفً  ثػىنىا أىبًى حىدَّ ثػىنىا عيبػىيٍدي اًَّّٰ بٍني ميعىاذو الٍعىنػٍبرىًلُّ حىدَّ -بٍنً مًهٍرىافى عىنً ابٍنً عىبَّاسو قىاؿى نػىهىى رىسيوؿي اًَّّٰ كىحىدَّ
بىاعً كىعىنٍ كيلًٌ ذًل لًسٍلىبو مًنى الطَّبًٍّ. -صلى الله عليه وسلم  عىنٍ كيلًٌ ذًل ناىبو مًنى السًٌ

Tirmidhi >, nomor hadis 1477:  

حدثنا احمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشبِ 
 الله عليه ك سلم عن كل ذم ناب من السباعقاؿ : نهى رسوؿ الله صلى 

Ah}mad, nomor hadis 2192:  

حدثنا عبد الله حدثبِ أبي ثنا أيوب ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميموف بن مهراف عن بن عباس قاؿ : نهى رسوؿ الله صلى الله 
 عليه ك سلم عن كل ذم ناب من السباع كعن كل ذم لسلب من الطبّ
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Dan dalam qis }a>s } itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-

orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
212

 

Wa lakum fi > al-qis }a>s } h}aya >h ya > u >li al-alba >b (dan dalam  qis }a>s }itu ada 

(jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal). Inilah garansi 

hukum Allah yang ditawarkan kepada umat manusia untuk menjamin 

keamanan jiwa mereka. Dengan hukum qis }a>s } tindak kejahatan dan 

pembunuhan akan berkurang secara drastis, sebab si pelaku akan berfikir 

ribuan kali jika dia ingin membunuh, sebab ia juga pasti akan terbunuh. 

Dengan demikian, aspek jera yang diinginkan  masyarakat atas pelanggaran 

kejahatan benar-benar terealisasi.  

Ittafaqa  yang ada di dalam penafsiran ayat ini terletak pada 

mekanisme eksekusi qis }a>s }.  Dalam tafsirnya, Al-Qurt }ubi > menyebutkan bahwa 

eksekusi  qis }a >s }hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau orang yang diberi 

tugas dan wewenang untuk melaksanakan qis }as } tersebut. Jadi, tidak boleh 

individu melakukan eksekusi hukum  qis}a >s }. Al-Qurt }ubi > menjelaskan persoalan 

tersebut sebagai berikut:  

اتفق أئمة الفتول على أنه لا يجوز لأحد أف يقتص من أحد حقه دكف السلطاف ، 
كليس للناس أف يقتص بعضهم من بعض ، كإنَّا ذلك لسلطاف أك من نصبه السلطاف 

 213.لذلك ، كلذذا جعل اٌّٰ السلطاف ليقبض أيدم الناس بعضهم عن بعض

                                                      
212

 Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya, 34.  
213

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n, Jilid 1, Juz 2, 169-170. A‟immah al-fatwa> di dalam 

penafsiran ini sengaja tidak disebutkan secara khusus oleh al-Qurt }ubi> karena pihak-pihak yang 

berwenang memberikan fatwa di setiap negara dan setiap masa berbeda-beda, baik lembaganya 

ataupun komponen orang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, dengan hanya menyebutkan 

a‟immah al-fatwa>, maka bisa lebih fleksibel. Penentuan eksekusi hukuman qis}a >s} yang dilakukan 
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Para ulama ahli fatwa sepakat bahwa tidak seorangpun diperbolehkan untuk 

mengambil hak qis }a>s }-nya kepada dirinya sendiri tanpa persetujuan dari yang 

berwenang (pemimpin, pemerintah, polisi atau yang lainnya). Masyarakat 

umum tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman qis }a>s } diantara 

mereka. Hukum qis }a>s } hanya boleh dijatuhkan oleh seorang yang berwenang 

atau seorang yang dipercayakan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena 

itu, pemimpin diberikan kewenangan untuk menahan atau menjatuhkan 

hukuman kepada orang yang bersalah. 

Contoh keempat yang diungkapkan oleh Al-Qurt }ubi > tentang term  

ittafaqa dapat dilihat dalam penafsiran Surah Al-Baqarah [2] ayat 188:  

   

  

   

  

   

  

      

 

Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu 

dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 

kepada hakim (suap), supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda 

orang lain itu dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
214

 

Ayat ini turun berkenaan dengan Umru‟ al-Qays bin „A>bis al-Kindi> 

dan „Abda>n bin Ashwa„ al-H{ad}rami > yang memperebutkan sebidang tanah. 

Umru‟ al-Qays kemudian  menghendaki lawannya untuk bersumpah, lalu 

                                                                                                                                                 
oleh pemerintah ini berdasarkan azas kemaslahatan. Dinilai demikian karena jika dilakukan oleh 

individu, atau oleh pihak keluarga korban, maka dikhawatirkan akan terjadi dendam yang 

berkepanjangan. Ijmak tentang eksekutor kasus qis}as} harus dilakukan oleh pemerintah ini 

bersumber dari sebuah riwayat al-Nasa >‟i, nomor hadis 4901:  

أخبرني محمد بن جبلة قاؿ حدثنا محمد بن موسى بن أعبْ قاؿ حدثنا أبي عن إسحاؽ بن راشد عن الزهرم عن عركة عن عائشة : أف 
مية البٍ سرقت فقالوا من يكلم فيها قالوا من يجبَئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسوؿ الله صلى الله عليه ك قريشا أهمهم شأف الدخزك 

سلم فكلمه أسامة فقاؿ رسوؿ الله صلى الله عليه ك سلم إنَّا هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرؽ فيهم الشريف تركو  كإذا سرؽ 
  لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها .قاؿ الشيخ الألباني : صحيحفيهم الضعيف أقاموا عليه الحد كأيم الله

Hadis tersebut dapat digunakan sebagai sumber ijmak bahwasannya ketika ada kasus pencurian di 

wilayah Islam, maka Nabi Muh }ammad-lah eksekutronya. Walaupun orang yang mencuri itu 

Fatimah, anakanya sendiri. Nabi adalah seorang kepala pemerintah dan kepala negara sekaligus 

yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan vonis kepada pelaku kejahatan. Kalau bukan Nabi 

sendiri yang menjadi eksekutor, maka Nabi bisa mewakilkan pihak lain untuk melakukannya.  
214

 Depag,l-Qur‟an dan Terjemahnya,...36.  
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turunlah Surah Al-Baqarah [2] ayat 188.
215

 “Janganlah sebagian kamu 

memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.” 

Wala > ta‟kulu > amwa >lakum baynakum bi al-ba>t }il(dan janganlah kamu 

makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil). Ayat ini mengeneralisasi  

seluruh upaya manusia yang ingin memperkaya diri dengan cara yang tidak 

dibenarkan oleh syariat. Contoh memperkaya diri yang dilarang adalah riba, 

yaitu bentuk memperkaya diri yang diperoleh dari ziya>dah harta yang 

dipinjamkan dan berbagai bentuk transaksi haram lainnya. 

Wa tudlu > biha > ila al-h}ukka>mi (dan (janganlah) kamu menyuap 

dengan harta itu kepada para hakim). Selain contoh di atas, Al-Qur‟an dengan 

spesifik memberikan penekanan tentang suap kepada hakim atau penguasa, 

karena hal ini marak terjadi di masyarakat. Suap banyak terjadi di dalam 

persidangan yang melibatkan hakim dan para pemilik kewenangan untuk 

memutuskan perkara.  

Lita‟kulu > fari>qan min amwa >li al-na>si bi al-ithm wa antum ta„lamu>n 

(dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu 

dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui). Semua bentuk kezaliman dan 

perebutan harta dengan cara yang tidak benar tersebut adalah supaya dia bisa 

memperkaya diri, meskipun dia tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah 

dosa. 

Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil adalah haram, 

sebagaimana dituliskan oleh Al-Qurt }ubi > dalam tafsirnya dengan mengutip 

                                                      
215

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n,  Jilid 1, Juz 2, 224. 
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berbagai macam pendapat.
216

Menurut kesepakatan Ahlus Sunnah; bahwa 

mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dihukumi fasik, baik 

sedikit atau banyak. Sementara menurut Mazhab Mu‟tazilah, tergantung 

nominalnya. Seseorang dikatakan fasik, jika mengambil dua ratus dirham atau 

lebih. Menurut pendapat Al-Juba>‟i, seseorang masuk kategori fasik jika 

mengambil dua puluh dirham atau lebih. Sedangkan menurut Ibnu Hudhayl 

seseorang dikatakan fasik jika mengambil lima dirham. Berbeda halnya 

dengan sebagian pendapat Qadariyah Bas }rah yang menyatakan bahwa 

dikatakan fasik kalau mengambil satu dirham. Al-Qurt }ubi > menjelaskan 

kesepakatan Ahlus Sunnah tersebut beserta perbedaan pendapat di luar itu 

sebagai berikut:  

أم قطعة كجزءا ، فعبر عن  {فىريًقان  }نصب بلاـ كي.  {تىأٍكيليوا لً  }قوله تعالى : 
الفريق بالقطعة كالبعض. كالفريق : القطعة من الغنم تشذ عن معظمها. كقيل : بُ 

معنا   {بًالإبًٍٍ  }الكلاـ تقديم كتَخبّ ، التقدير : لتأكلوا أمواؿ فريق من الناس. 
أم  {كىأىنػٍتيمٍ تػىعٍلىميوفى  }الإبٍ يتعلق بفاعله.  بالظلم كالتعدم ، كسمي ذلك إثما لدا كاف

بطلاف ذلك كإثمه ، كهذ  مبالغة بُ الجرأة كالدعصية.الثامنة : اتفق أهل السنة على أف 
من أخذ ما كقع عليه اسم ماؿ قل أك كثر أنه يفسق بذلك ، كأنه لزرـ عليه أخذ . 

لوا : إف الدكلف لا يفسق إلا خلافا لبشر بن الدعتمر كمن تابعه من الدعتزلة حيث قا
بِخذ مائبٍ درهم كلا يفسق بدكف ذلك. كخلافا لابن الجبائي حيث قاؿ : إنه يفسق 
بِخذ عشرة دراهم كلا يفسق بدكنها. كخلافا لابن الذذيل حيث قاؿ : يفسق بِخذ 
خمسة دراهم. كخلافا لبعض قدرية البصرة حيث قاؿ : يفسق بِخذ درهم فمافوؽ ، 

ا دكف ذلك. كهذا كله مردكد بالقرآف كالسنة كباتفاؽ علماء الأمة ، قاؿ كلا يفسق بِ

                                                      
216

ibid, 226. 
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،  217صلى اٌّٰ عليه كسلم : "إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ" الحديث
 218.متفق على صحته

Firman Allah SWTlita‟kulu > tersebut dinas }ab-kan oleh la>m kay, adapun lafal 

fari >qan, diartikan qit }ah (sepotong) atau juz‟an (sebagian). Allah mengungkapkan 

makna kata qit }ah (sepotong) dan al-ba‟d} (sebagian) dengan menggunakan kata al-

fari >q, sementara makna fari>q adalah sekawanan kambing yang tersesat dari 

kelompoknya. Menurut salah satu pendapat, dalam firman Allah ini terdapat kata 

yang didahulukan dan diakhirkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah lita‟kulu >  
awwala> fari <q min al-na>s (supaya kamu dapat memakan harta segolongan manusia, 

bi al-ithm (dengan jalan berbuat dosa). Makna kata al-„ithm adalah zalim dan 

melampaui batas, tindakan seperti itu dinamakan dosa karena yang melakukannya 

akan mendapatkan dosa. Wa antum ta„lamu >n “padahal kamu mengetahui” artinya 

mengetahui bahwa perbuatan itu batil dan berdosa. Tindakan seperti ini 

merupakan perbuatan congkak dan maksiat. Kedelapan: ahl al-sunnah sepakat 

bahwa yang mengambil sesuatu harta, apakah banyak atau sedikit, maka dianggap 

sebagai orang fasik karena perbuatan itu. Mengambil harta tersebut merupakan 

perbuatan yang diharamkan bagi dirinya. Hal itu berseberangan dengan pendapat 

Bishr bin al-Mu‟tamir dan orang-orang yang mengikutinya (kalangan Mu‟tazilah), 

dimana mereka berkata: “Seorang mukallaf dianggap fasik karena mengambil dua 

ratus dirham. Dia tidak dianggap fasik apabila mengambil kurang dari itu.” Hal itu 

berseberang dengan al-Juba‟i, dimana dia berkata,“seorang itu dikatakan 

fasikkarena mengambil 10 dirham dan tidak dianggap fasik apabila kurang dari 

itu.” Hal itu juga berseberang dengan  Ibnu al-Hudhail dimana dia berkata: 

“seorang mukallaf diangggap fasik jika ia mengambil 5 dirham.” Hal itu juga 

berseberangan dengan sebagian penganut aliran Qadariyah Bas }rah, dimanaia 

berkata: “Seorang mukallaf dianggap fasik apabila mengambil 1 dirham atau 

lebih, namun tidak dianggap fasik jika kurang dari itu.” Semua pendapat ditolak 

oleh Al-Qur‟an dan Al-Sunnah juga oleh kesepakatan para ulama. Rasululllah 

SAW bersabda “sesungguhnyadarah, harta, dan kehormatan adalah haram bagi 

kalian” 

 

Contoh kelima penafsiran Al-Qurt }ubi > yang menggunakan term ittafaqa  

dapat dilihat di dalam penafsiran Surah Al-Qas }as [28] ayat 30:  

    

   

  

                                                      
217

 Hadis ini ditulis oleh Bukha >ri>> dalam pembahasan tentang haji bab: khutbah di Mina, 1/299 dan 

300,juga pada pembahsan tentang ilmu, fitnah dan tauhid, kurban dan peperangan. Lebih 

detailnya: Muhammad Na >sir al-Di>n al-Ba >ni>, „Arwa >‟ al-Ghalil fi Takhri >j „Ah }a >dith Mana >r al-Sabi>l 
(Beirut: Maktab al-Isla >mi>, 1979), 278. 
218

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n,   Jilid 1, Juz 2, 226. 
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Maka tatkala Mu >sa sampai ke (tempat) api itu, diserulah dia dari (arah) pinggir 

lembah yang sebelah kanan(nya) pada tempat yang diberkahi, dari sebatang 

pohon kayu, yaitu, “Wahai Mu >sa, sesungguhnya Aku adalah Allah, Tuhan 

semesta alam.219 

 

Gelar Nabi Mu >sa sebagai al-kali >m memang sudah lazim dan menjadi 

kesepakatan ahl al-h}aq bahwasanya Nabi Mu >sa mendengarkan kalam Allah 

itu secara khusus dengan redaksi yang dapat dipahami maknanya. Sedangkan 

hal tersebut mampu dilakukan oleh Allah kepada semua makhluknya. Akan 

tetapi, diberikan kepada orang-khusus yang dipilihnya. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Al-Qurt}ubi > sebagai berikut: 

قاؿ الأستاذ أبو إسحاؽ : اتفق أهل الحق على أف الله تعالى خلق بُ موسى عليه 
، كأنه قادر على  السلاـ معبُ من الدعاني أدرؾ به كلامه كاف اختصاصه بُ سماعه

 220مثله بُ جميع خلقه

Abu Isha>q berkata, “ahl al-h}aq sepakat bahwasannya Allah memberi 

kekhususan kepada Nabi Mu >sa as. Berupa dapat memahami perkataan 

Allahdari sejumlah makna yang didengarnya, dan sesungguhnya Allah 

mampu berbuat demikian kepada semua makhluk-Nya. 

 

 

3. La> Khila>fa (لا خلاف) 

Term ijmak ketiga yang digunakan oleh Al-Qurt }ubi > di dalam tafsirnya 

                                                      
219

 Depag, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,...548.  
220

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a >n,  Jilid 7, Juz 63, 681. Penafsiran al-Qurt }ubi > mengenai 

kalam Allah yang diucapkan secara langsung kepada Mu >sa di dalam ayat ini sesungguhnya masih 

berada di dalam koridor makna tekstual al-Qur‟an, sebab di dalam surah al-Nisa >‟ [4] ayat 164 

dinyatakan bahwa wa kallama Alla >hu mu>sa takli >man (dan Allah berbicara kepada Mu >sa, dengan 

pembicaraan yang sesungguhnya). Mengenai kalam Allah itu seperti apa, hanya nabi Mu >sa yang 

tahu. Ayat inilah kemudian yang menjadikan nabi Mu >sa mendapatkan gelar al-kali>m.  
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adalah la> khila >fa (لا خلاف). Term ini disebutkan sebanyak 88 kali.
221

Contoh 

pertama yang menggunakan term tersebut adalah penafsiran Surah Al-Baqarah 

[2] ayat 35:  

   

   

    

   

   

    

  Dan Kami berfirman, “Wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga 

ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja 

yang kamu sukai, dan janganlah kalian (berdua) mendekati pohon ini, yang 

menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.222 

 

Konteks ayat ini membicarakan tentang Adam dan Hawa yang 

diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di surga dengan segala fasilitas yang 

ada di dalamnya. Di sisi lain, saat Nabi Adam menerima fasilitas itu, Iblis 

justru di keluarkan dari surga karena telah membangkang perintah Allah. Al-

Qurt }ubi >  menjelaskan persoalan tersebut sebagai berikut:  

يـ اسٍكينٍ }قوله تعالى :  -الأكلى لا خلاؼ أف الله تعالى أخرج إبليس  {كىقػيلٍنىا ياى آدى
  عن الجنة ، كبعد إخراجه قاؿ لآدـ : اسكن ، أم لازـ الإقامة عند كفر  كأبعد

 223كاتخذها مسكنا ، كهو لزل السكوف.

Pertama-firman Allah SWT.“wa qulna> ya> a>dam uskun” tidak ada silang 

                                                      
221

 ibid, Penelusuran dilakukan melalui aplikasi al-Maktabah al-Sha >milah.  
222

  Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...7.  
223

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n,  Jilid 1, Juz 6,  265. Ijmak tentang Iblis yang 

dikeluarkan dari surga ini sesungguhnya masih berada di dalam pemahaman tekstual meskipun 

keterangannya berada di dalam ayat yang berbeda. Di dalam surah S {a >d [38]:73-77 dijelaskan 

bahwa – yang artinya – Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis; Dia 

menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. (Allah) berfirman, “Hai Iblis, apakah 

yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah 

kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk golongan yang (lebih) tinggi?". 

(Iblis) berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia 

Engkau ciptakan dari tanah". (Allah) berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga; Sesungguhnya 

kamu adalah golongan yang terkutuk. 
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pendapat diantara ahl „ilm bahwa Allah mengusir Iblis ketika dia menjadi 

kafir, sekaligus mengeluarkannya dari surga, setelah mengusir Iblis Allah 

berfirman kepada Adam,“uskun (diamilah oleh kamu),” artinya menetaplah 

dan jadikan surga sebagai maskan (tempat untuk didiami). 

Termla > khila >fa yang kedua digunakan oleh Al-Qurt }ubi > di dalam 

menafsirkan Surah Al-Baqarah [2] ayat 173:  

   

  

   

     

     

      

       

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, (daging) 

babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. 

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia tidak 

menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 

Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
224

 

 

Term la > khila >fa yang digunakan oleh Al-Qurt}ubi > dalam tafsirnya yang 

tercantum dalam permasalahan yang ketujuh belas dengan menyatakan bahwa 

segala jenis babi adalah haram, kecuali rambutnya sebab rambut tersebut dapat 

digunakan untuk al-khara >zah
225

,berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan 

bahwa „tidak mengapa memakai khara >zah yang terbuat dari rambut babi.
226

‟ 

Selanjutnya term, ittafaqa juga disebutkan di dalam persoalan yang ke delapan 

belas. Pada poin tersebut al-Qurt }ubi > menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan 

pendapat (la> khila >fa) mengenai keharaman babi darat. Akan tetapi yang 

menjadi perdebatan adalah mengenai hukum babi laut. Al-Qurt }ubi> 

menjelaskan hal ini sebagai berikut:  

                                                      
224

  Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya .32.  
225

merjan yaitu manik-manik yang dijadikan sebagai perhiasan seperti: kalung dan sebagainya 

 بِس بذلك" كقد ركم أف رجلا سأؿ رسوؿ اٌّٰ صلى اٌّٰ عليه كسلم عن الخرازة بشعر الخنزير ، فقاؿ : "لا. 226
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السابعة عشرة : لا خلاؼ أف جملة الخنزير لزرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به. كقد 
م عن الخرازة بشعر الخنزير ، فقاؿ : ركم أف رجلا سأؿ رسوؿ اٌّٰ صلى اٌّٰ عليه كسل

"لا بِس بذلك"الثامنة عشرة : لا خلاؼ بُ تحريم خنزير البر كما ذكرنا ، كبُ خنزير 
.الداء خلاؼ

227 

Ketujuh belas: para ulama juga tidak berbeda pendapat, bahwa hewan babi 

secara keseluruhan diharamkan kecuali rambutnya, karena rambut babi boleh 

dijadikan merjan. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa seorang laki-laki 

pernah bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai merjan dari rambut babi, 

lalu beliau bersabda: “hal itu tidak apa-apa.” Kedelapan belas: para ulama 

tidak ada yang berbeda pendapat mengenai pengharaman hewan babi yang 

hidup didarat, dan berbeda dengan babi laut yang hidup diperairan. 

 

Term la> khila >fa ketiga digunakan oleh Al-Qurt }ubi > di dalam menafsirkan 

Surah Al-Baqarah [2] ayat 178 yang menjelaskan tentang hukum qis }a>s }. Allah 

berfirman:  

  

   

    

  

  

   

     

  

  

    

   

    

                                                      
227

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n,  Jilid 1, Juz 2, 648. Haramnya daging babi 

sesungguhnya sudah dapat disimpulkan dari teks al-Qur‟an itu sendiri. Apalagi pada kalimat 

sebelumnya telah dijelaskan oleh kalimat innama > h }arrama sehingga menguatkan hukum 

keharaman tersebut. Dalam persoalan ini setiap orang Islam harus sepakat bahwa babi hukumnya 

haram. Jika ada orang yang berbeda pendapat dalam hal ini, justru pendapat itu perlu 

dipertanyakan sebab al-Qur‟an dengan tegas menyatakan keharamannya. Pemilihan redaksi 

h }arram  di dalam al-Qur‟an memiliki muatan hukum yang lebih kuat daripada redaksi huruf nahi 

 ,sebab huruf nahi meskipun dalam kaidah ushul memiliki makna  al-nahyi al-as}lu li al-tah}ri>m (لا)

tetapi bisa bermakna makruh apabila ditemukan indikatornya. Oleh karena itu, penggunaan redaksi 

innama> h }arrama di dalam ayat ini semakin mempertegas bahwa babi itu haram dan semua harus 

sepakat serta tidak boleh ada perselisihan pendapat.  
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   Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qis }a>s } berkenaan 

dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 

dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat 

suatu kemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan itu) mengikuti 

dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada 

yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu 

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui 

batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.228 

 

Ibnu Abi > H{a>tim meriwayatkan dari Sa„i >d bin Ubayr, dia berkata, „pada 

masa Jahili >yah ada dua penduduk perkampungan yang pernah berperang dan 

melukai satu sama lain. Mereka tidak mempersoalkan mengenai pembunuhan 

seorang budak maupun wanita hingga datang Islam. Salah satu di antara kedua 

penduduk perkampungan memiliki persenjataan yang lebih baik dan pasukan 

yang lebih banyak. Mereka ingin jika ada budak yang dibunuh oleh musuh, 

mereka membalasnya dengan orang yang merdeka. Sedangkan jika ada wanita 

yang dibunuh, maka membalasnya dengan laki-laki‟. Kemudian ayat ini turun 

untuk mempersamakan kedudukan hamba dengan hamba, wanita dengan 

wanita dan seterusnya.
229

 

Ya> ayyuhalladhi >na a >manu > kutiba „alaykum al-qis }a>s }u fi > al-qatla. Qis }a>s } 

adalah mengambil pembalasan yang sama dengan yang dilakukan oleh si 

pelaku. Dari segi bahasa qis }as } memiliki makna tatba„u al-athar (mengikuti 

jejak). Sedangkan menurut istilah adalah „membunuh orang yang telah 

membunuh, melukai orang yang melukai, dan memotong (bagian tubuh) orang 

yang memotong‟. Jadi prinsip dasarnya adalah membalas kejahatan yang sama 

                                                      
228

 Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...33-34.  
229

Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah}ka >m al-Qur‟a>n,  Jilid 1, Juz 2, 660 
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kepada si pelaku. Membunuh dibalas dengan dibunuh, melukai dibalas dengan 

melukai, memotong bagian tubuh dibalas dengan memotong bagian tubuh 

yang sama. Semuanya balasan tersebut memiliki kadar ukuran yang sama.  

Tidak semua orang boleh melakukan eksekusi hukum qis}a>s } tersebut. 

Menurut kesepakatan ulama, bahwasanya orang yang berhak melakukan 

eksekusi qis }a>s } adalah pemerintah (uli > al-amr). Mereka adalah pihak yang 

berwenang untuk melakukan eksekusi tersebut, serta menegakkan 

pelanggaran-pelanggaran hukum syariat yang berkaitan dengan kejahatan, 

karena Allah SWT  menyampaikan ayat ini tidak hanya  ditujukan kepada 

seluruh orang-orang beriman, akan tetapi hanya ditujukan kepada penguasa di 

negeri tersebut. Kewenangan eksekusi tersebut adalah pemerintah atau orang 

yang menempati posisi pemerintah. Al-Qurt }ubi > menyatakan:  

الرابعة : لا خلاؼ أف القصاص بُ القتل لا يقيمه إلا أكلو الأمر ، فرض عليهم 
اص كإقامة الحدكد كغبّ ذلك ، لأف اٌّٰ سبحانه خاطب جميع النهوض بالقص

الدؤمنبْ بالقصاص ، بٍ لا يتهيأ للمؤمنبْ جميعا أف يجتمعوا على القصاص ، فأقاموا 
230السلطاف مقاـ أنفسهم.

 

Keempat: tidak ada yang berbeda pendapat bahwa qis }a>s dalam kasus 

pembunuhan boleh ditegakkan oleh pemerintah. Penegakan hukum qis }a>s } dan 

h}ad diwajibkan atas pemerintah dan lainnya (pihak yang diberi kewenangan 

                                                      
230

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n,  Jilid 1, Juz 2, 662. Pihak yang berwenang 

melakukan eksekusi hukum qis}a >s}adalah ulil amri (pemerintah). Nabi Muh }ammad pada saat itu 

adalah ulil amri-nya sehingga Nabi-lah orang yang berwenang melakukan eksekusi itu secara 

hukum. Selain Nabi, ada juga pihak yang diberikan kewenangan oleh nagara untuk melaukan 

eksekusi hukum tersebut. Ijmak tentang persoalan siapa yang berwenang melakukan eksekusi 

hukum qis}a >s} ini berdasarkan hadis sahih riwayat al-Nasa >‟i, nomor hadis 4901:  

أخبرني محمد بن جبلة قاؿ حدثنا محمد بن موسى بن أعبْ قاؿ حدثنا أبي عن إسحاؽ بن راشد عن الزهرم عن عركة عن عائشة : أف 
 سرقت فقالوا من يكلم فيها قالوا من يجبَئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسوؿ الله صلى الله عليه ك قريشا أهمهم شأف الدخزكمية البٍ

سلم فكلمه أسامة فقاؿ رسوؿ الله صلى الله عليه ك سلم إنَّا هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرؽ فيهم الشريف تركو  كإذا سرؽ 
 سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها .قاؿ الشيخ الألباني : صحيحفيهم الضعيف أقاموا عليه الحد كأيم الله لو 
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oleh pemerintah), karena yang diperintahkan oleh Allah swt. untuk 

menegakkan qis }a>s ini adalah seluruh orang mukmin. Akan tetapi tidak semua 

orang berani untuk melakukan qis }as }. Oleh karena itu, mereka diperbolehkan 

untuk menyerahkan hukuman qis }a>s } ini kepada seorang pemimpin 

(pemerintah) atau orang yang lebih berani untuk melakukannya. 

} 

Term la > khila >fa yang keempat dapat dilihat dalam penafsiran Surah Al-

H{ajj [22] ayat 29 yang menjelaskan tentang tawaf. Allah berfirman:  

    

  

  

     

 

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan 

mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan 

hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu (Baytulla >h).231 

 

Menghilangkan kotoran di dalam ayat ini adalah memotong kuku, 

rambut dan sebagainya. Sedangkan nazarnya adalah nazar-nazar baik yang 

dilakukan selama ibadah haji. Meskipun tawaf banyak macamnya, tawaf di 

dalam ayat ini adalah tawaf ifa>d}ah yang menjadi bagian dari wajib haji. Al-

Qurt }ubi > dalam hal ini mengutip pendapat al-T{abrani > mengatakan 

bahwasannya makna tawaf di dalam ayat ini adalah tawaf ifa>d}ah dan tidak ada 

perbedaan pendapat di kalangan ahli takwil. Al-Qurt }ubi > menjelaskan hal 

tersebut: 

ؼ الإفاضة الذم الطواؼ الدذكور بُ هذ  الآية هو طوا {كىلٍيىطَّوَّفيوا بًالٍبػىيٍتً الٍعىتًيقً }
 232هو من كاجبات الحج. قاؿ الطبرم : لا خلاؼ ببْ الدتأكلبْ بُ ذلك.

“dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu.” 

Tawaf yang disebutkan dalam ayat ini adalah tawaf ifa>d}ah yaitu merupakan 

salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Al-T{abari 

berkata: “tidak ada perbedaan diantara ahli takwil tentang perkara itu. 

                                                      
231

  Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...466-467.  
232

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n,   Jilid 6, Juz 62, 34. 
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Contoh kelima penafsiran ayat yang menggunakan redaksi la > khila >fa 

terdapat di dalam Surah Al-Ma>‟idah [5] ayat 38 yang menjelaskan tentang 

hukuman potong tangan bagi orang yang melakukan pencurian. Allah 

berfirman:  







 
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka lakukan dan sebagai 

siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
233

 

 

Hukum potong tangan di dalam Islam sebenarnya bukanlah pertama 

kali, karena orang Arab Jahili >yah sudah mempraktikkannya. Orang pertama 

yang dihukum potong tangan pada masa Jahili >yah karena mencuri adalah al-

Wali>d bin al-Mughi >rah. Laki-laki pertama yang dipotong tangannya oleh 

Rasulullah karena mencuri adalah al-Khiya>r bin „Adi> bin Nawfal bin „Abd 

Mana>f, sedangkan wanita pertama dalam Islam yang dipotong tangannya 

adalah Murrah bint Sufya >n bin „Abd al-Asad dari Bani Makhzu >m. Lelaki 

pertama yang dipotong tangannya karena mencuri pada masa Abu > Bakar 

adalah berasal dari Yaman yang mencuri harta A„ma >s bin „Ami >s. Orang 

pertama yang dipotong tangannya oleh „Umar bin Khat }t }a>b adalah Ibnu 

Samrah, yaitu saudara laki-laki „Abd al-Rah }ma >n bin Samrah.  

Penentuan hukum potong tangan di dalam syariat Islam ada 

batasannya dan tidak semua orang yang mencuri  serta-merta dihukum potong 

tangan. Batas minimal nominal pencurian dijelaskan oleh Nabi la> taqt }a„ yad 

                                                      
233

 Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...151.  
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al-sa>riq illa> fi > rub„ di>na>r fas }a>„idan (jangan memotong tangan orang yang 

mencuri, kecuali dia mencuri seperempat dinar atau lebih)
234

.  Surat Al-

Ma>idah: 38 ini memperkuat Surat Al-Baqarah: 179 bahwa orang yang berhak 

melakukan eksekusi tersebut adalah pemerintah atau orang yang menempati 

posisi sebagai  pengganti pemerintah. Al-Qurt }ubi > menjelaskan dalam tafsirnya 

mengenaiijmak yang menggunakan la>khila >fa ini, pada pembahasan yang ke 

sembilan dalam penafsiran ayat di atas.  

[.التاسعة : لا خلاؼ 68]الدائدة :  {كىالسَّارؽًي كىالسَّارقًىةي فىاقٍطىعيوا أىيٍدًيػىهيمىا}كهكذا 
 235أف الدخاطب بهذا الأمر الإماـ كمن ناب منابه.

Dan penafsiran pada ayat “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang 

mencuri” (Surah Al-Ma>idah: 38). Pembahasan kesembilan: tidak ada 

perbedaan pendapat bahwa mukha >t }ab dalam ayat ini adalah pemimpin atau 

orang yang mewakilinya. 

 

Contoh keenam penggunaan term  la> khila >fa  dapat ditemukan di 

dalam penafsiran SurahS {a>d [38] ayat ke-24 yang menjelaskan tentang makna 

rukuk. Allah berfirman:  

     

    

   

  

                                                      
234

Abi> al-H{asan Ali bin Ah}mad al-Wa>hidy al-Naisabu>ry, Asba>b al-Nuzu>l, (Beirut: Dar al- Fkri, 

1991), 125. 
235

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n,  Jilid 3, Juz 6, 666. Ijmak tentang siapa yang 

memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi qis}a >s} telah dinyatakan oleh al-Qurt }ubi> bahwa 

yang berwenang adalah pemerintah atau pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh pemerintah. 

Sumber ijmak ini sebenarnya berasal dari sebuah riwayat sahih dari al-Nasa >‟i, nomor hadis 4901 

yang menjelaskan bahwa:  

ني محمد بن جبلة قاؿ حدثنا محمد بن موسى بن أعبْ قاؿ حدثنا أبي عن إسحاؽ بن راشد عن الزهرم عن عركة عن عائشة : أف أخبر 
قريشا أهمهم شأف الدخزكمية البٍ سرقت فقالوا من يكلم فيها قالوا من يجبَئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسوؿ الله صلى الله عليه ك 

وؿ الله صلى الله عليه ك سلم إنَّا هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرؽ فيهم الشريف تركو  كإذا سرؽ سلم فكلمه أسامة فقاؿ رس
 فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد كأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها .قاؿ الشيخ الألباني : صحيح
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(Da>wu>d) berkata, “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 

meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan 

sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian 

mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Da >wu>d 

mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia memohon ampun kepada 

Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.236 

 

Secara literal, diksi yang digunakan dalam  Al-Qur‟an adalah ra>ki„an  

(rukuk). Rukuk adalah membungkukkan anggota badan berbentuk siku, dua 

tangan memegang dua lutut dan pandangan diarahkan kepada tempat sujud. 

Namun, berdasarkan penafsirannya, makna ayat tersebut bukanlah rukuk 

seperti itu, tetapi maknanya adalah sujud. Penafsiran ayat ini diperkuat dengan 

mengutip syair sehingga menyimpulkan makna rukuk tersebut sebagai 

sujud
237

. Meskipun demikian, Al-Qurt }ubi > menyatakan tidak terjadi perbedaan 

pendapat di antara para ulama bahwa kata rukuk dalam ayat tersebut bermakna 

sujud sebagaimana kutipan dalam tafsirnya, ia menyatakan:  

أم خر ساجدا ، كقد يعبر عن السجود  {كىخىرَّ رىاكًعان كىأىناىبى  }قوله تعالى : 
قاؿ . قاؿ الشاعر : فخر على كجهه راكعا ... كتاب إلى الله من كل ذنب بالركوع.

238ابن العربي : لا خلاؼ ببْ العلماء أف الدراد بالركوع ها هنا السجود.
 

                                                      
236

 Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...650.  
237 فخر على كجهه راكعا ... كتاب إلى الله من كل ذنبقاؿ الشاعر :   
238

 Al-Qurt }ubi>,  al-Ja>mi‟ li Ah}ka >m al-Qur‟a>n,   Jilid 8, Juz 65, 115-116. Dasar peralihan makna 

dari kata ra >ki„an yanga arti literalnya adalah rukuk, kemudian beralih makna menjadi sujud dan 
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Firman Allah SWT.“lalu menyungkur ruku‟ dan bertaubat” yakni kharra 

sa>jida >, sebutan ruku‟ sering dipergunakan untuk makna sujud. Seorang 

penyair berkata: “dia terjatuh diatas wajahnya tersujud (ra >ki‟a >)…..dan 

bertaubatlah kepada Allah dari setiap dosa.” Ibnu al-„Arabi > berkata, “tidak ada 

perselisihan pendapat diantara ulama bahwa yang dimaksud dengan rukuk 

didalam ayat ini adalah sujud. 

 

4. Qa>la al-Jumhu >r (قاه اىجَهىر) 

Kata al-Jumhu>r di dalam tafsir Al-Qurt }ubi > disebutkan sebanyak 128 

kali. Rincian dari term tersebut adalah jumhu >r al-mufassiri >n (ٌِجَهىر اىَفسر), 

jumhu>r al-„ulama jumhu ,(جَهىر اىعيَاء) ‟< >r al-ummah (جَهىر الاٍة), jumhu >r ahl 

al-„ilm (ٌجَهىر اهو اىعي), jumhu >r al-muta‟awwili>n (ٍِجَهىر اىَحأوى), dan jumhu >r 

al-sab„ah (جَهىر اىسبعة).  

a. Jumhu>r al-Mufassiri >n (ٌِجَهىر اىَفسر) 

Term pertama yang digunakan oleh Al-Qurt }ubi > di dalam tafsirnya adalah 

jumhu>r al-mufassiri >n (ٌِجَهىر اىَفسر). Ungkapan tersebut digunakan untuk 

menafsirkan kata s }afra >‟  yang terdapat di dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 69 

Allah berfirman:  

    

    

    

   

   

      

 

Mereka berkata, „Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia 

menerangkan kepada kami apa warnanya‟. Mu >sa menjawab, 

„Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina 

yang kuning, yang kuning tua warnanya, menyenangkan orang-orang yang 

                                                                                                                                                 
sekaligus dijadikan ijmak oleh al-Qurt }ubi> bersumber dari riwayat al-Nasa >‟i nomor hadis 957 

sebagai berikut:  

ذر عن أبيه عن سعيد بن جببّ عن بن عباس : أف النبي أخبرني إبراهيم بن الحسن الدقسمي قاؿ حدثنا حجاج بن محمد عن عمرك بن 
 قاؿ الشيخ الألباني : صحيح.صلى الله عليه ك سلم سجد بُ ص كقاؿ سجدها داكد توبة كنسجدها شكرا 
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memandangnya.‟
239

 

Makna kata s }afra >‟ di dalam ayat ini menurut Jumhu>r al-Mufassiri>n adalah 

warna kuning dari warna yang umum diketahui orang. Al-Qurt}ubi > menyatakan 

bahwa:  

 240.جمهور الدفسرين أنها صفراء اللوف ، من الصفرة الدعركفة {صىفٍرىاءي }قوله : 

Firman Allah SWT: s}afra >‟, kebanyakan para ahli tafsir berpendapat bahwa kata 

s }afra >‟ artinya adalah warna kuning, sebagaimana warna kuning yang kita ketahui. 

 

Contoh kedua dari pendapat Jumhu>r al-Mufassiri >n dapat dilihat di dalam 

penafsiran Surah Al-A‟ra>f [7] ayat 189, sebagai berikut:  

     

   

  

    

   

    

   

   

  

   

    

 

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia 

menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah 

dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan 

teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa 

berat, keduanya (suami-istri) memohon kepada Allah, Tuhannya seraya 

berkata, "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, 

tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".241 
                                                      
239

 Depag, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,...13.  
240

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a >n, Jilid 1, Juz 2,314. Sumber rujukan dalam ijmak ini 

sesungguhnya sudah dapat dideteksi dari teks al-Qur‟an itu sendiri. Teks al-Qur‟an yang 

menyatakan s}afra >‟ (kuning) yang menyifati warna sapi betina yang akan disembelih oleh Bani 

Israil itu tidak lain adalah kuning dari segi warnanya. Ijmak ini memang harus terjadi pada semua 

mufasir, sebab sapi yang berwarna kuning memang lazim dan tidak membuka ruang untuk 

dimaknai selain warna. Jika ada ulama atau orang yang mengartikan lain, maka pemaknaan itu 

dapat dipastikan menyimpang karena bertentangan dengan teks al-Qur‟an itu sendiri. Apalagi pada 

lanjutan ayat ini memang dengan tegas al-Qur‟an menyatakan s}afra >‟un fa >qi„un lawnuha > tasurru > 
al-na>z}iri>n. Jadi tidak boleh dimaknai selain warna kuning.  
241

 Depag, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,...235.  
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Konteks ayat di atas  membicarakan tentang Nabi Adam kemudian 

penciptaan Hawa, lalu dari keduanya berkembang biak menjadi penduduk bumi. 

Dalam memaknai min nafs wa>h}idah, Al-Qurt }ubi > menggunakan term Jumhu >r al-

Mufassiri >n. Ia menyatakan:  

ةو }تعالى : الأكلى : قوله  قاؿ جمهور الدفسرين  {هيوى الَّذًم خىلىقىكيمٍ مًنٍ نػىفٍسو كىاحًدى
 242: الدراد بالنفس الواحدة آدـ.

 

Penyandaran argumentasi pada Jumhu>r al-Mufassiri >n ini dapat dilihat dari 

kekuatan sumber-sumber rujukan dari tafsir-tafsir Al-Qurt }ubi > sebelumnya. 

Data ketiga yang dijadikan contoh adalah penafsiran Al-Qurt}ubi >dalam 

Surah Al-Baqarah [2] ayat 271:  

   

    

  

   

     

   

   

  

Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik, dan jika 

kamu menyembunyikannya, kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik 

bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. 

Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.243 

Dalam pandangan Al-Qurt }ubi >, sedekah yang dimaksud adalah sedekah 

sunnah. Hal tersebut didasarkan pada  pendapat Jumhu>r al-Mufassiri >n karena 

                                                      
242

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n,   Jilid 4, Juz 2, 204. Berdasarkan rwayat dari al-

Suddi, Qata >dah, dan Muja >hid, maknanya adalah nabi Adam as. Lihat, Muh }ammad bin Jari>r bin 

Yazi >d bin Kathi >r Abu > Ja„far al-T {abari >, Ja>mi„ al-Baya>n fi > ta‟wi>l Ayy al-Qur‟a >n (Kairo: Mu‟assasah 

al-Risa >lah, 2000), vol. 7, 514; Abu > H {asan „Ali bin Muh }ammad bin H {abi>b al-Ma >wardi >, al-Nukat 

wa al-„Uyu >n (Beirut: Da >r al-Kutub al-„Ilmi >yah, 2012), vol. 1, 446. Abu > Layth al-Samarqandi >, 

Bah}r al-„Ulu >m (al-Maktabah al-Sha >milah), vol. 1, 537; dan Abu > Qa >sim Mah}mu>d bin „Umar al-

Zamakhshari, al-Kashsha >f „an H{aqa >‟iq Ghawa >mid } al-Tanzi>l wa „Uyu >n al-Aqa>wil fi > Wuju >h al-

Ta‟wi >l (Beirut: Da >r al-Kutub al-„Arabi >, 1407), vol. 1, 161.  
243

  Depag, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,...57.  
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pada dasarnya merahasiakan sedekah itu lebih utama dari pada menampakkannya. 

Berbeda dengan sedekah wajib seperti zakat, jika menampakkannya  memiliki sisi 

baik, sebab dapat menjadi teladan bagi orang lain. Al-Qurt }ubi > menyatakan bahwa:  

ن إلى أف هذ  الآية بُ صدقة التطوع ، لأف الإخفاء فيها ذهب جمهور الدفسري
 244أفضل من الإظهار

Jumhur ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini menyangkut sedekah sunah, karena 

dalam sedekah sunah menyembunyikannya lebih baik daripada 

memperlihatkannya. 

 

Contoh keempat penafsiran Al-Qurt}ubi > yang mengutip pendapat Jumhu>r 

al-Mufassiri >n terdapat di dalam Surah A>li „Imra >n [3] ayat 105 yang menjelaskan 

tentang orang-orang yang berselisih faham mengenai persoalan agama. Padahal, 

telah turun di hadapan mereka kitab suci yang mengatur urusan tersebut, 

sebagaimana firman Allah:  

   

   

   

    

   

   

  

   

   

   

   

   

     

 

 

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai dan 

                                                      
244

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n, Jilid 2, Juz 3, 266. Al-T {abari >, Abu> al-Laith Nas }r bin 

Muh }ammad bin Ah}mad bin Ibra>hi>m al-Samarqandi, Bah}r al-„Ulu>m (al-Maktabah al-Sha >milah), 

QS. 2:271. Abu > H {asan „Ali bin Muh }ammad bin H {abi>b al-Ma >wardi >, al-Nukat wa al-„Uyu >n (Beirut: 

Da >r al-Kutub al-„Ilmi >yah, 2012), vol. 1, 345.   
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berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka 

itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.245 

Pesan ayat tersebut  memang sangat umum, artinya orang-orang yang 

dimaksud bisa siapa saja. Namun, penafsiran tentang orang-orang yang berselisih 

paham tersebut menurut pendapat Jumhu >r Mufassiri >n adalah orang-orang Yahudi 

dan Nasrani. Al-Qurt }ubi > menyatakan bahwa:  

الَّذًينى تػىفىرَّقيوا كىاخٍتػىلىفيوا مًنٍ بػىعٍدً مىا جىاءىهيمي الٍبػىيًٌنىاتي كىأيكلىئًكى لذىيمٍ } كىلا تىكيونيوا كى
246يعبِ اليهود كالنصارل بُ قوؿ جمهور الدفسرين{عىذىابه عىظًيمه 

 

 

Contoh kelima tentang pendapat yang dikutip oleh Al-Qurt }ubi > dari Jumhu>r 

al-Mufasiri >n dapat dilihat dalam penafsiran Surah Al-Ma>‟idah [5] ayat 2 yang 

menjelaskan tentang hukum mubah melakukan perdagangan pada musim haji, 

sebagaimana firman Allah:  

ىـ كىلا الٍذىدٍمى كىلا الٍقىلائًدى كىلا  يا أىيػُّهىا لُّوا شىعائرًى اًَّّٰ كىلا الشَّهٍرى الحىٍرا الَّذًينى آمىنيوا لا تحيً
تػىغيوفى فىضٍلان مًنٍ رىبهًًٌمٍ كىرًضٍوانان كىإًذا حىلىلٍتيمٍ فىاصٍطاديكا كىلا  ىـ يػىبػٍ آمًٌبْى الٍبػىيٍتى الحىٍرا

صىدُّككيمٍ عىنً الٍمىسٍجًدً الحىٍراًـ أىفٍ تػىعٍتىديكا كىتىعاكىنيوا عىلىى الٍبرًٌ  يجىٍرمًىنَّكيمٍ شىنىآفي قػىوٍوـ أىفٍ 
بًٍٍ كىالٍعيدٍكافً كىاتػَّقيوا اَّّٰى إًفَّ اَّّٰى شىدًيدي الٍعًقابً   كىالتػَّقٍول كىلا تىعاكىنيوا عىلىى الٍإً

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar 

Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan H{ara >m, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qala >‟id, 

dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baytulla >h 

sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya.Apabila kamu 

telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Janganlah sekali-

kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-

halangi kamu dari Masji >d al-H{ara>m, mendorongmu berbuat zalim. Tolong-

menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.247 

                                                      
245

  Depag, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,...80.  
246

 Al-Qurt}ubi>,al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n, Jilid 2, Juz 4, 619. Al-T {abari >, Samarqandi >, al-

Ma >wardi >, dan Zamakhshari >.  
247

  Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...141.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

139 
 

 
 

Syiar-syiar Allah yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah segala 

aturan-aturan yang ditetapkan-Nya, baik perintah maupun larangan. Sedangkan 

bulan-bulan haram adalah bulan Dhu > al-Qa„dah, Dhu > al-H{ijjah, Muh }arram dan 

Rajab. Bulan-bulan  tersebut disebut dengan bulan haram karena dilarang 

mengadakan peperangan di dalamnya. Sedangkan yang dimaksud Hadyu  adalah 

binatang seperti unta, kambing, sapi dan sebagainya yang dibawa ke Ka„bah untuk 

disembelih. Dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di sana. 

Sementara yang dimaksud qala >„id  adalah binatang kurban yang sudah dikalungi 

tanda untuk dibawa ke Ka„bah. Pada penafsiran ayat  yabtaghu >na fad }lan min 

rabbihim inilah Al-Qurt }ubi > mengutip pendapat Jumhu>r al-Mufassiri>n, 

bahwasanya yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah mencari rezeki dan 

keuntungan dalam perdagangan. Al-Qurt}ubi > menyatakan:  

تػىغيوفى فىضٍلان مًنٍ رىبهًًٌمٍ كىرضًٍوىانان  } قاؿ فيه جمهور الدفسرين : معنا  يبتغوف  {يػىبػٍ
 248.الفضل كالأرباح بُ التجارة

“Mereka sedang mencari karunia dan keridaan dari tuhannya.” Mayoritas mufasir 

berkata mengenai firman Allah ini: “maknanya adalah mereka mencari karunia 

Allah dan keuntungan dalam perniagaan.”  

 

b. Jumhu>r al-„Ulama>‟ 

Term kedua dalam pembahasan qa >la jumhu >r adalah jumhu >r ulama. 

Contoh pertama penggunaan term ini dapat dilihat dari penafsiran Al-Qurt }ubi> 

                                                      
248

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka>m al-Qur‟a >n,  Jilid 3, Juz 6, 66. Al-T {abari>, al-Ma >wadi>, 

Samarqandi >, dan Zamakhshari >. Dalam sejarah Nabi, ayat tersebut menjelaskan tentang perang 

Badar terakhir yang terjadi setelah perang Uh }ud. Abu > Sufya >n berjanji akan kembali ke Badar 

tahun depan, tetapi setelah pasukan Islam datang ke Badar, mereka tidak kunjung datang sehingga 

umat Islam memanfaatkan waktu luang selama delapan hari tersebut untuk berdagang dan 

memperoleh banyak laba. Jadi, ijmak tafsir di dalam hal ini mengikuti pendapat para ulama tafsir 

sebelumnya dan juga kesesuaian dengan sejarah. Muhammad Husain Haekal, Sejarah Muh }ammad, 

terj. Ali Audah (Jakarta: Litera AntarNusa, 2013), 325-326.  
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dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 234 yang menjelaskan tentang aturan-aturan 

pada saat seorang istri ditinggal mati suaminya dan ia masih berada di dalam masa 

„iddah, sebagaimana firmanAllah:  

   

   

  

  

    

   

    

 

   

   

    

 

 

Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu serta meninggalkan istri-

istri, hendaklah mereka (istri-istri itu) menunggu empat bulan sepuluh hari. 

Kemudian apabila telah sampai (akhir) „iddah  mereka, maka tidak ada dosa 

bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara 

yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.249 

 

Al-Qurt }ubi > mengambil pendapat Jumhu>r „Ulama>‟ bahwa dalam ayat 

tersebut berkaitan dengan aturan para wanita yang berada pada masa „iddah. 

Berdasarkan hadis Nabi SAW (penulis cantumkan hadis di footnote no. 88) 

wanita yang sedang berada pada masa tunggu („iddah) dilarang berhias, memakai 

pakaian yang modis, memakai wewangian dan sebagainya. Pada intinya, larangan 

tersebut untuk mencegah para lelaki meminangnya, sebab ia masih berada pada 

masa tunggu. Al-Qurt }ubi > menulis dalam tafsirnya:  

فبينت السنة جميع ذلك. كالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متظاهرة بِف  {يػىتػىرىبَّصٍنى }

                                                      
249

  Depag, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,...47.  
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هو بإحداد ، كهو الامتناع عن الزينة كلبس الدصبوغ الجميل  البَبص بُ الوفاة إنَّا
 250كالطيب كنحو  ، كهذا قوؿ جمهور العلماء.

Firman Allah SWT, hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa al-

tarabbus }dalam masalah kematian suami adalah al-ihda >d, yaitu tidak memakai 

perhiasan, memakai pakaian berwarna menarik, memakai minyak wangi dan 

seumpamanya, sebagaimana pendapat jumhur ulama.  

 

Contoh kedua term  ijmak yang diambil dari pendapat jumhu>r „ulama >‟ 

dapat dilihat dalam penafsiran Surah Al-Ma>‟idah [5] ayat 90 yang menjelaskan 

tentang jenis barang yang memabukkan, sebagaimana firman Allah:  

  

  

  

  

   

  

    

 Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 

perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan.251 

 

                                                      
250

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m Al-Qur‟a>n, Jilid 2, Juz 3, 666. Penafsiran mengenai masa tunggu 

wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah selama empat bulan sepuluh hari tersebut 

sesungguhnya bersumber dari al-Qur‟an itu sendiri dan juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh 

Al-Nasa >‟i, nomor hadis 3532 sebagai berikut:  

أخبرنا إسحاؽ بن منصور قاؿ حدثنا عبد الرحمن عن سفياف عن سعد بن إسحاؽ قاؿ حدثتبِ زينب بنت كعب قالت حدثتبِ فريعة 
بنت مالك أخت أبي سعيد الخدرم قالت : توبُ زكجي بالقدكـ فأتيت النبي صلى الله عليه ك سلم فذكرت له أف دارنا شاسعة فأذف 

 كثي بُ بيتك أربعة أشهر كعشرا حبٌ يبلغ الكتاب أجله. قاؿ الشيخ الألباني : صحيحلذا بٍ دعاها فقاؿ ام
Jika dilihat polanya, maka penafsiran yang menuai perbedaan pendapat tersebut terjadi pada 

persoalan yang membicarakan perihal wanita yang berada di dalam masa tunggu. Dalam hal ini al-

Qurt }ubi> mencantumkan pendapat jumhur ulama yang melarang wanita tersebut berhias, memakai 

pakaian yang mewah, memakai wewangian dan sebagainya. Larangan tersebut tidak lain bertujuan 

agar tidak ada laki-laki yang tertarik kepadanya sehingga dapat menjadi pemicu laki-laki lain 

untuk menikahianya. Sedangkan H {asan bin Abi > H {asan berpendapat bahwa larangan tersebut hanya 

sebatas menikah, bukan berhias atau menggunakan wewangian. Jika dicermati dari perbedaan 

tersebut, memang yang disepakati adalah larangan menikah lagi pada masa tunggu. Sedangkan 

larangan berhias, memakai wewangian dan gaun yang mewah sesungguhnya hanyalah langkah 

antisipasi supaya tidak ada laki-laki lain yang tertarik untuk menikahinya pada masa tunggu itu.  
251

  Depag, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,...163.  
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Secara tegas ayat di atas  merupakan pijakan hukum haram yang 

mengubah kebiasaan orang-orang Arab pada masa itu, seperti minum khamr,  

judi, mengundi nasib dan sebagainya. Al-Qurt }ubi > mengutip sebagian pendapat 

Jumhu>r al-Ulama >‟ Salaf bahwasanya mengonsumsi berbagai macam (makanan 

atau minuman) yang memabukkan haram hukumnya. Al-Qurt}ubi > menjelaskan 

bahwa:  

قاؿ الإماـ أبو عبدالله الدازرم : ذهب جمهور العلماء من السلف  -الرابعة
.كغبّهم إلى أف كل ما يسكر نوعه حرـ شربه

252
 

Pembahasan keempat-Imam Abu> Abd Allah al-Mazari> berkata: “Jumhu >r al-

Ulama>‟ al-Salaf dan lainnyaberpendapat bahwa segala sesuatu yang memabukkan 

dan sejenisnya haram untuk diminum.” 

 

 

c. Jumhu>r al-Ummah  

Term ketiga yang diambil dari pendapat jumhu >r adalah jumhu >r al-

ummah. Al-Qurt }ubi > menggunakan term tersebut dapat ditemukan dalam 

penafsiran SurahAl-Baqarah [2] ayat 185 sebagai berikut:  

    

   

   

  

   

   

    

    

     

   

                                                      
252

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a >n,Jilid 3, Juz 6, 295. Keharaman khamr memang 

seharusnya sudah menjadi ijmak seluruh umat Islam sebab, teks al-Qur‟an dengan tegas 

menyatakan demikian. Jadi, aspek keharaman khamar ini telah disepakai. Kemudian hasil ijmak 

tersebut meluas kepada perkara-perkara yang memiliki unsur persamaan dengan khamr, yaitu 

memabukkan. Dalam hal ini Jumhur Ulama sepakat bahwa setiap perkara yang memabukkan 

hukumnya haram dikonsumsi.  
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Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur‟an, sebagai 

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan 

pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara 

kamu menyaksikan bulan, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam 

perjalanan (dia tidak berpuasa) maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang 

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan 

bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu 

mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang 

diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.253 

 

Dalam pandangan Al-Qurt }ubi >, orang pertama yang puasa Ramadhan 

adalah Nabi Nu >h} dan umatnya yaitu pada saat mereka keluar dari perahu. Kata 

ramad}a>n diambil dari kata ramd} yang memiliki arti panasnya perut akibat terlalu 

haus. Al-Qurt}ubi > pada pembahasan kriteria orang yang berkewajiban puasa atau 

tidak mengutip pendapat dari Jumhu>r Ummah. Dia menyatakan bahwa kewajiban 

puasa tersebut berlaku bagi mereka yang menjumpai awal dan akhir bulan 

Ramadhan, yaitu mereka wajib puasa selama muqi >m (tinggal di suatu tempat lebih 

tiga hari) dan apabila dia menjadi musafir, maka tidak wajib puasa (boleh ift}a>r). 

Al-Qurt }ubi > menjelaskan:  

كقاؿ جمهور الأمة : من شهد أكؿ الشهر كآخر  فليصم ما داـ مقيما ، فإف سافر 
254أفطر
. 

                                                      
253

  Depag, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,...35.  
254

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a >n,  Jilid 1, Juz 2, 198. Pendapat Jumhur Ulama yang 

dikutip oleh al-Qurt }ubi > tentang kewajiban puasa bagi orang yang bermukim atau penduduk lokal 

dan diperbolehkannya tidak puasa bagi musafir, sesungguhnya sudah ada di dalam nas al-Qur‟an 

itu sendiri, bukan pada ayat yang sedang di tafsirkan oleh al-Qurt }ubi>. Di dalam surah al-Baqarah 

[2]: 184-185 dijelaskan bahwa – yang artinya – (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka 

barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah 

baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain ....... Barangsiapa 
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Dan jumhu>r al-Ummah berkata: “Barangsiapa yang menyaksikan awal dan akhir 

Ramadan maka wajib berpuasa kecuali orang yang sedang bepergian yang 

diperbolehkan untuk berbuka.” 

 

d. Jumhu>r Ahl al-„Ilm  

Term ijmak keempat dari jumhu>r adalah jumhu>r ahl al-„ilm. Term ini 

terdapat di dalam penafsiran Surah Al-Baqarah [2] ayat 196 yang menjelaskan 

tentang hewan yang mudah didapat. Allah berfirman: 

   

    

  

   

    

   

     

    

    

    

    

   

   

    

    

   

   

    

     

   

   

  

   

      

                                                                                                                                                 
di antara kamu menyaksikan 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. Jadi pendapat Jumhur tersebut sesungguhnya 

bersumber dari al-Qur‟an itu sendiri meskipun keterangannya di dalam ayat yang lain.  
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Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi  jika kamu 

terkepung (oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah 

didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat 

penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di 

kepalanya (lalu ia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, 

bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah (merasa) dalam keadaan aman, 

maka bagi siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) 

hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkan-nya, maka dia 

(wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu 

kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang 

keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masji >d al-H{ara>m. Bertakwalah kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya.255 

 

Ayat di atas  turun berkenaan dengan Ka„ab bin „Ajrah saat ditanya 

tentang firman Allah tentang kewajiban membayar fidyah, ketika tidak  

berpuasa‟.Dia menjawab, ketika saya sakit, saya dibawa ke hadapan Nabi SAW 

dan kutu-kutu bertebaran di wajahku. Nabi bersabda, „Saya tidak menyangka 

Engkau mengalami hal yang sangat berat ini. Apakah Engkau tidak mempunyai 

seekor kambing?‟ Saya menjawab „tidak‟. Lalu Nabi bersabda, „Berpuasalah tiga 

hari dan berilah makan enam orang miskin, pada setiap orang miskin tersebut 

setengah s }a>„ dari makanan dan cukurlah rambutmu‟. Lalu turunlah ayat di atas 

dan berlaku untuk umum.256 

Al-Qurt }ubi > mengambil pendapat Jumhu >r Ahl „Ilm berkaitan dengan 

pemaknaan hewan kurban yang mudah diperoleh. Menurut Jumhu>r, hewan kurban 

yang mudah diperoleh adalah kambing. Argumentasi tersebut realistis, karena 

kambing adalah hewan paling murah dan paling kecil dibandingkan dengan 

hewan kurban lainnya. Al-Qurt }ubi > berkata:  

                                                      
255

  Depag, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,...38.  
256

 Jala >l al-Din al-Suyut }i>, Asba >b al-Nuzu>l, Sebab Turunnya Ayat al-Qur‟an terj. Tim Abdul 

Hayyie, (Depok: Gema Insani, 2008), 60. 
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ا اسٍتػىيٍسىرى مًنى الٍذىدٍمً }قوله تعالى :  "ما" بُ موضع رفع ، أم فالواجب أك  {فىمى
فعليكم ما استيسر. كيحتمل أف يكوف بُ موضع نصب ، أم فانحركا أك فاهدكا. 

257عند جمهور أهل العلم شاة. {مىا اسٍتػىيٍسىرى }ك 
 

Firman Allah SWT,“maka sembelihlah kurban yang mudah didapat.” Lafalma > 
berada pada posisi rafa‟, artinya maka wajib atau diharuskan kepada kalian 

sesuatu yang mudah. Akan tetapi apabila lafalma> ini pada posisi nas}ab, maka 

artinya sembelihlah atau tumpahkanlah darah hewan sembelihan. 

 

e. Jumhu>r al-Muta‟a>wili >n  

Contoh kelima term qa>la jumhu >r adalah jumhu>r al-muta‟awwili>n.  

Pendapat ini dapat dilihat dalam penafsiran Surah Hu >d [11] ayat 114 yang 

menjelaskan tentang makna salat sebagaimana firman Allah:  

   

  

    

   

   

      

 

Dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada permulaan 

malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) 

perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.258 

 

Maksud al-s }alawa >t di dalam ayat ini adalah salat fardhu. Sementara 

makna al-h}asana >t yang dapat menghapus keburukan adalah salat lima waktu. Al-

Qurt }ubi > menjelaskan hal tersebut berdasarkan pendapat ahli takwil dari kalangan 

sahabat dan tabiin ra, sebagai berikut:  

                                                      
257

 Al-Qurt }ubi>>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n, Jilid 1, Juz 2, 196. Jumhu>r Ahl  al-„Ilmi berpendapat 

bahwa hewan kurban yang paling mudah ditemui adalah kambing. Pendapat ini paling tidak dapat 

dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi kemudahan tersebut terjadi karena harga kambing yang relatif 

lebih murah dibandingkan dengan binatang kurban lainnya seperti unta dan sapi. Kedua, jumlah 

binatang kambing secara umum lebih banyak daripada sapi dan unta. Dikatakan demikian karena 

kambing bisa beranak dua tiga atau empat sekalipun. Sementara untuk sapi dan unta, rata-rata 

hanya beranak satu.  
258

  Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...315.  
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ذهب جمهور الدتأكلبْ من الصحابة كالتابعبْ  {إًفَّ الحىٍسىنىاتً ييذٍهًبٍْى السَّيًٌئىاتً }
.رضي الله عنهم أجمعبْ إلى أف الحسنات ههنا هي الصلوات الخمس

259
 

Firman Allah SWT “Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 

menghapuskan kejelekan (dosa)”. Jumhu>r al-Muta‟awwili>n dari kalangan sahabat 

dan tabi‟in berpendapat: “Sesungguhnya kebaikan-kebaikan didalam ayat ini 

adalah melaksanakan salat lima waktu.” 

 

f. Jumhu>r al-Sab„ah 

Contoh keenam tentang term jumhu >r  adalah jumhu>r  sab‟ah (ulama 

qurra >‟ yang tujuh), yaitu Ibnu „Ami >r, Ibnu Kathi >r, „A>s }im al-Ku>fi >, Abu > „Amr, 

H{amzah, Na>fi„, dan al-Kisa>„i.260Al-Qurt }ubi > menyandarkan pendapatnya kepada 

qurra >‟  tersebut dalam persoalan bacaan kalimat thala >thu awra>t. Allah berfirman 

dalam Surah Al-Nu >r [24]: 58 sebagai berikut:  

  

  

  

  

   

     

   

   

   

   

     

    

   

   

    

                                                      
259

Al-Qurt }ubi>, al-Ja>mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n,Jilid 5, Juz 9,114. Jumhu>r al-Muta‟awwili >n yang 

dimaksud di dalam hal ini adalah Ibnu „Abba >s, Salma >n al-Fa >risi>, al-D }ah}a >k, Masru>q dan Abu < Ma >lik 

al-Ash„ari > bahwa makna ayat „kebaikan dapat menghapus keburukan‟ yang dimaksud adalah 

shalat lima waktu. Jika dilihat dari profil masing-masing orang yang berpendapat di atas, maka 

sumber penafsiran ini diambil dari athar dari sahabat maupun tabi‟in. Lihat, Ibnu Jari >r al-Tabari>, 

Ja >mi„ al-Baya >n fi> Ta‟wi >l Ayy al-Qur‟a>n (Kairo: Mu‟assasah al-Risa >lah, 2000), vol. 15, 512-513.  
260

Zumrodi, “Qira‟ah Sab„ah:  emaknaan dan Varian Bacaannya”, dalam Jurnal  Hermeunetik: 

Jurnal Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir, IAIN Kudus,  vol. 8, No. 1 Juni, (2014), 82.  
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Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak yang kamu miliki, dan 

orang-orang yang belum bali >gh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga 

kali (dalam satu hari), yaitu sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan 

pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah shalat Isya'. (Itulah) tiga „awra >t 
bagimu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga 

waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada 

sebagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Allah 

Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.261 

 

Tiga „awra >t yang dimaksud di dalam ayat ini adalah tiga waktu yang 

biasa digunakan oleh orang dewasa untuk membuka baju. Oleh karena itu, anak-

anak kecil yang masih di bawah umur dan budak tidak diperkenankan masuk 

kamar orang dewasa tanpa izin. Contoh ijmak di dalam ayat ini terletak pada 

bacaan „awra >t. Al-Qur‟t}ubi > menjelaskan bahwa:  

. كقرأ  {ثلاث}برفع  {ثىلاثي عىوٍرىاتو }قرأ جمهور السبعة  {ثىلاثي عىوٍرىاتو لىكيمٍ }
قاؿ أبو حابً : النصب  ...{ثلاثى }حمزة كالكسائي كأبو بكر عن عاصم 

 262.ضعيف مردكد

Firman Allah SWT. “thala >th„awra >t lakum” Jumhu>r al-Sab„ah membaca, 

“Thala >thu„aura>t” dengan rafa‟thala >thu. Sedangkan H {amzah, al-Kisa>‟i > dan Abu> 

Bakr  dari „A<s }im membaca “thala >tha”……Abu> Ha>tim mengatakan bahwabacan 

nas }ab itu lemah bahkan ditolak. 

 

Thala >thu „awra>t  di dalam ayat ini menurut Jumhu>r al-Sab„ah dibaca 

                                                      
261

  Depag, al-Qur‟an dan Terjemahnya,...499.  
262

 Al-Qurt }ubi>, al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟a>n, Jilid 6, Juz 18,  200. Jumhu >r al-Sab„ah yang 

dimaksud di dalam ayat ini berarti sisa dari tiga orang yang disebutkan tadi yaitu Ibnu „Ami >r, Ibnu 

Kathi>r, Abu> „Amr dan Na >fi‟. Pembacaan d }amah ( ُثلاخ) di dalam ayat ini lebih kuat secara kuantitas 

maupun kualitas dibandingkan dengan bacaan fath }ah ( َثلاخ). Lebih kuat secara kuantitas karena 

jumlah qurra >‟ yang membaca d }amah ada empat dan yang membaca fathah ada tiga. Lebih kuat 

secara kualitas maksudnya adalah berdasarkan pendapat Abu > H {a >tim bahwasannya pembacaan 

fath }ah ( ُثلاخ) tersebut adalah lemah dan tertolak. Dari segi gramatikal juga lebih condong kepada 

thala>thu daripada thala>tha. Menurut „Abd al-Rah}i>m S{afi, pembacaan ayat tersebut adalah thala>thu  

yang menjadi khabar dari mubtada‟ yang dibuang. Taqdi >r-nya adalah hiya thala>thu „awra >t. 
Mah}mu>d bin„Abd al-Rah}i>m S{a >fi>, al-Jadwal fi > I„ra >b al-Qur‟a>n (Damshiq: Da >r al-Rashi>d 

Mu‟assasah al-I <ma >n, 1418), QS. Al-Nu>r [24]:58.  
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rafa‟ huruf tha‟ yang kedua, thala >thu ( ُثلاخ). Sedangkan H {amzah, al-Kisa>‟i > dan 

Abu> Bakr dari „A>s }im membaca nas }ab  yaitu thala >tha ( َثلاخ). Namun menurut Abu > 

H{a>tim, bacaan nas }ab tersebut lemah dan tertolak. 

 

B. Sumber Ijmak dalam Tafsir Al-Qurt }ubi > 

Menurut Abdul Mustakim, sumber penafsiran dapat dibagi menjadi tiga, 

yaitu sumber dari teks (nas}),akal (ijtiha >diyah) dan realitas (kenyataan 

sejarah).
263

Dalam tafsir Al-Qurt}ubi> ditemukan 39 ayat yang mengacu pada 

sumber ijmak. Dari 39 ayat tersebut sumber  rujukan yang dipakai oleh mufasir 

untuk menafsirkan suatu ayat dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1.Sumber dari teks (nas })  

Sumber pertama adalah nas} Al-Qur‟an maupun hadis. Ijmak yang terdapat 

dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 48 adalah syafaat yang diberikan kepada orang-

orang yang beriman. Pengambilan ijmak ini dapat dilacak dari ayat Al-Qur‟an 

yang lain, misalnya Surah Al-Anbiya >‟ [21] ayat 28 – yang artinya  

“Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka (para malaikat) dan 

yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada 

orang yang diridai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-

Nya.” 

 

Orang kafir adalah orang yang tidak diridai oleh Allah sehingga mereka 

tidak akan mendapatkan syafaat. Di dalam Surah Maryam [19] ayat 87 juga 

dijelaskan bahwa:“Mereka tidak berhak mendapat syafa'at kecuali orang yang 

telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah.” Perjanjian 

kepada Allah adalah melafalkan dua kalimat syahadat sedangkan orang kafir tidak 

                                                      
263

Abdul Mustakim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: LkiS, 2012), 66-67.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

150 
 

 
 

melafalkannya. 

Sampel mengenai sumber ijmak kedua yang menggunakan nas} adalah 

Surah Al-Baqarah [2] ayat 230 yang menjelaskan bahwa dalam Islam ada dua 

tipologi talak, yaitu talak ba>‟in dan talak raj‟i. Talak ba>‟in  adalah talak yang 

ketiga dan setelah itu suami tidak bisa merujuk istrinya sebelum mantan istrinya 

menikah dengan orang lain dan telah melakukan hubungan seks. Kemudian 

wanita itu ditalak oleh suminya yang baru. Setelah itu ada „iddah yang harus 

dilalui, baru bisa melangsungkan pernikahan kembali dengan suami yang pertama. 

Mekanisme tersebut sebenarnya telah dijelaskan di dalam Surah Al-Baqarah [2] 

ayat 230 dengan menggunakan redaksi h}atta tankih }a zawjan ghayrah (sehingga 

menikah dengan suami yang lain). Mekanisme ingin rujuk yang dilarang kecuali 

menikah lagi dengan suami yang baru tidak diberlakukan kecuali di dalam talak 

ba>‟in. Jadi, ijmak di dalam ayat ini tidak membutuhkan sumber lain selain Al-

Qur‟an itu sendiri. Jika teks Al-Qur‟an sudah menyatakan suatu hukum, maka 

tidak akan ada orang yang berseberangan.  

Sampel mengenai sumber ijmak yang ketiga yang menggunakan nas} 

adalah penafsiran Surah Al-Nah}l [16] ayat 8 tentang hukum halal al-khayl (kuda). 

Ijmak tersebut bersumber dari beberapa hadis sahih seperti yang dijelaskan oleh  

Bukha>ri >, nomor hadis 5520; Muslim, nomor hadis 5134; Abu > Da>wud, nomor 

hadis 3790; Ah}mad, nomor hadis 14933. Jadi sumber ijmak di dalam menentukan 

hukum halal al-khayl ini dapat dikatakan sangat kuat dan valid.  

Sampel ijmak keempat yang bersumber dari nas }selanjutnya dapat 

ditemukan di dalam penafsiran Surah Al-Furqa>n [25] ayat 48 yang menjelaskan 
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tentang sucinya air laut. Padahal redaksi teksnya menyatakan min al-sama>‟i 

ma>‟an t }ahu>ran  ini membicarakan tentang air hujan, karena masih ada korelasi 

antara air hujan dengan air laut. Air hujan sesungguhnya juga berasal dari air laut 

yang menjadi awan lalu awan menjadi hujan. Al-Qurt }ubi >dalam hal ini mengutip 

ijmak ulama kontemporer. Air laut diperbolehkan untuk berwudhu bersumber dari 

riwayat Ma>lik bin Anas Abu > „Abdulla>h al-As }bah}i > dalam kitab Muwat}t }a‟ al-Ima>m 

Ma>lik nomor hadis 41; Abu > Da>wud, nomor hadis 83; Al-Nasa>‟i, nomor hadis 59;  

Ibnu Majjah,nomor hadis 386; Ah }mad, nomor hadis 7232:  

Sumber ijmak kelima yang menggunakan nas}adalah penafsiran Surah 

Al-Qas }as [28] ayat 30 oleh Al-Qurt }ubi > terletak pada kalimat inni > ana> Alla >h rabb 

al-„a>lami >n  yaitu perkataan Allah kepada Nabi Mu >sa. Al-Qurt}ubi > dalam hal ini 

menyatakan bahwa Allah berbicara langsung kepada Nabi Mu >sa. Ijmak ini 

diambil dari ayat lain yang berada di dalam Surah  Al-Nisa>‟ [4] ayat 164 

dinyatakan bahwa wa kallama Alla>hu mu>sa takli>man (dan Allah berbicara kepada 

Mu>sa, dengan pembicaraan yang sesungguhnya). Hanya Nabi Mu >sa yang 

mengetahui hakikat kalam Allah. Ayat inilah kemudian yang menjadikan Nabi 

Mu>sa mendapatkan gelar al-kali >m. Jadi ijmak di dalam hal ini masih berada di 

dalam koridor penafsiran Al-Qur‟an dengan ayat lain dalam Al-Qur‟an. 

Sumber ijmak keenam yang menggunakan nas} adalah Al-

Qurt}ubi> menafsirkan kata min nafs wa >h}idah  yang ada di dalam Surah Al-

A‟ra>f [7] ayat 189, oleh Al-Qurt }ubi > ditafsirkan dengan Nabi Adam AS. Ia 

menyatakan bahwa makna Adam tersebut berdasarkan ijmaknya ahli tafsir. 

Sumber pernafsiran tersebut berasal dari riwayat dari al-Suddi, Qata >dah, 
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dan Muja >hid. Pendapat ini dapat dilihat di dalam tafsir-tafsir yang 

mendahului Al-Qurt }ubi > seperti tafsir al-T{abari>; al-Ma>wardi>; Samarqandi >, 

dan Zamakhshari. 
 

Sumber ijmak ketujuh yang menggunakan nas} adalah
 surah 

Al-

Ma>‟idah [5] ayat 90 Allah menjelaskan tentang keharaman khamr. 

Keharaman tersebut kemudian meluas kepada seluruh perkara yang 

memabukkan. Al-Qurt }ubi > menyatakan bahwa ijmak tersebut berdasarkan 

jumhur ulama. Ketika Al-Qurt }ubi > menyebut Jumhu >r, maka yang dimaksud 

adalah Sl-Qa>d}i Abu> Bakar bin al-„Arabi, Ma>lik, Sha>fi‟i, Abu> H{anifah, 

H{anbali, Sufyan al-Thawri, al-Layth, al-Nakha>‟i  dan para ulama dari 

kalangan tabi‟in seperti Qatadah, Ibnu Jurayj, Muja >hid, dan sebagainya. 

2.Sumber dari akal (ijtiha >diyah) 

Sumber penafsiran pertama yang menggunakan akal (logika) 

adalah Surah Al-Baqarah [2] ayat 196 Allah menjelaskan tentang fama> 

istaysar (hewan kurban yang mudah di dapat). Jumhu >r Ahl al-„Ilm 

berpendapat bahwa hewan kurban yang paling mudah ditemui adalah 

kambing. Pendapat ini paling tidak dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi 

kemudahan karena harga kambing yang relatif lebih murah dibandingkan 

dengan binatang kurban lainnya seperti unta dan sapi. Kedua, jumlah 

kambing secara umum lebih banyak dari sapi dan unta, karena kambing 

bisa beranak dua tiga atau empat sekaligus, sementara sapi dan unta, rata-

rata hanya beranak satu.  

Dasar ijmak kedua yang bersumber dari akal (logika) dapat 
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ditemukan di dalam penafsiran Surah Al-Baqarah [2] ayat 185 yang 

menjelaskan hokum tidak puasa Ramadhan bagi orang yang sedang sakit 

atau bepergian dan wajib bagi orang yang sedang berada di rumah atau 

muqi>m. Dalil tersebut bersumber pada logika mafhu >m muhka >lafah, karena 

ketika Al-Qur‟an menyatakan keumuman lafal faman shahida minkum al-

shahra lalu dikhususkan bagi mereka yang sakit dan dalam perjalanan, 

maka orang yang mukim atau sedang tidak bepergian secara otomatis 

berkewajiban puasa. Logika mafhu>m mukha >lafah  inilah yang dijadikan 

dasar ijmak oleh Al-Qurt }ubi >. Ayat yang senada juga ada yang menguatkan 

hal tersebut seperti dalam Surah Al-Baqarah [2]: 184-185 – yang artinya: 

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara 

kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka 

(wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada 

hari-hari yang lain ....... Barangsiapa di antara kamu menyaksikan 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. 

 

Sumber penafsiran ketiga yang menggunakan akal (logika) 

adalah hukum qis }a>s } merupakan salah satu ciri khas yang disyariatkan oleh 

Al-Qur‟an. Namun yang berwenang melakukan eksekusi hukum qis}a>s } 

tersebut tidak tertulis diteks Al-Qur‟an. Surah al-Baqarah [2] ayat 179 

hanya menjelaskan tentang manfaat hukum qis }a>s } tersebut bahwa Allah 

menjamin kehidupan manusia dengan adanya hukum qis }a>s }. Dalam hal ini 

Al-Qur‟t}ubi > menyatakan ijmak dengan menggunakan termonologi 

a‟immah al-fatwa >.  Term ini secara khusus dipilih oleh Al-Qurt }ubi > karena 
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pihak-pihak yang berwenang memberikan fatwa di setiap negara dan 

setiap masa berbeda-beda, baik lembaganya ataupun komponen orang 

yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, dengan hanya menyebutkan 

a‟immah al-fatwa >, bisa lebih fleksibel. Pihak yang berwenang melakukan 

eksekusi qis}a>s} adalah pemerintah. Penentuan eksekusi hukuman qis }a>s } 

yang dilakukan oleh pemerintah ini berdasarkan azas kemalahatan, karena 

jika dilakukan oleh individu, atau oleh pihak keluarga korban, maka 

dikhawatirkan akan terjadi dendam yang berkepanjangan. Selain logika 

asas kemaslahatan, penentuan ijmak tersebut juga memiliki dasar hadis 

riwayat al-Nasa>‟i, nomor hadis 4901 yang menyatakan bahwa „jika 

Fatimah yang mencuri, maka Nabi sendiri yang akan memotong 

tangannya‟. Karena Nabi adalah kepala pemerintah sekaligus kepala 

negara, maka dia bisa melimpahkan kewenangan tersebut kepada pihak-

pihak tertentu. 

3.Sumber dari realitas (kenyataan sejarah) 

Sumber penafsiran yang ketiga adalah realitas. Realitas dalam 

persoalan ini adalah fakta sejarah yang dialami oleh Nabi pada saat itu. 

Contoh sumber penafsiran pertama yang bersumber dari realitas adalah 

ijmak yang terjadi dalam penafsiran Surah Al-Qas }as } [28] ayat 56 

mengenai keinginan Nabi mengajak Abu Thalib untuk melafalkan kalimat 

syahadat menjelang kematian pamannya itu. Keinginan Nabi justru 

dibantah oleh Al-Qur‟an bahwasanya Nabi tidak dapat memberikan 

hidayah kepada siapapun, sebab hidayah adalah hak prerogatif Allah. 
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Sumber ijmak dalam penafsiran ini berasal dari riwayat Bukha >ri >> dan 

Muslim. Namun realitasnya terletak pada kesesuaian sumber-sumber 

tersebut dengan fakta sejarah yang dicatat sejarawan.  

Sumber ijmak yang kedua dari segi realitas dapat ditemukan di 

dalam penafsiran Surah Al-Ah}za>b [33] ayat 4 yang menyatakan tentang 

budaya Arab dulu yang memanggil anak angkat sebagai anak kandung. 

Kasus ini terjadi pada Zayd bin H {ari>thah yang umumnya dipanggil dengan 

Zayd bin Muh }ammad. Ayat tersebut turun untuk membatalkan budaya 

Arab pada saat itu. Dalam Islam tidak diperkenankan memanggil anak 

angkat dengan dinisbatkan kepada anak kandung. Orang tua anak tersebut 

tetap orang tua kandung, tidak boleh dinisbatkan kepada orang tua angkat. 

Hal ini berlaku dalam berbagai aspek, baik larangan dalam panggilan 

ataupun persoalan lain yang lebih berat seperti perwalian atau persaksian. 

Inilah aturan yang mengutamakan nasab dari budaya Arab pada saat itu 

dan menjadi pondasi dalam menentukan status orang tua anak yang 

sesungguhnya. 

C. ValiditasTerm Ijmak dalam tafsir al-Qurt}ubi> 

1. Validitas Term Ijmak berdasarkan „partner kata‟ 

Perbedaan term ijmak yang dijelaskan oleh Al-Qurt }ubi > di atas 

dapat divalidasi berdasarkan „partner kata‟ yang ada dalam term ijmak 

sebagai berikut:  Pertama, kata ajma„a ketika bergandengan dengan kata 

al-qura >‟ maka yang dimaksud adalah imam qiraah yang tujuh yaitu  Ibnu 

„Ami >r, Ibnu Kathi >r, „A>s }im al-Ku>fi >, Abu > „Amr, H{amzah, Na>fi„, dan al-
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Kisa>„i.264 Jika mereka bersepakat terhadap suatu bacaan tertentu, walaupun 

biasanya masih ada satu atau dua yang berbeda. Meskipun demikian 

ketetapan mereka terhadap suatu bacaan tersebut masih dikategorikan 

ijmak karena mayoritas.  

Kedua, Al-Qurt}ubi > menggunakan termajma„a al-nah}wiyu>n,  maka yang 

dimaksud adalah para ulama ahli nahwu. Objek penekanannya adalah pada aspek 

gramatikal. Ketiga, Al-Qurt }ubi > menggunakan ajma„a ahl al-ta‟wi >l  maka konten 

yang dibicarakan adalah persoalan eskatologi. Keempat, Al-Qurt }ubi > menggunakan 

termajma„a al-mufassiru >n,  maka yang dimaksud adalah kesepakatan para ulama 

ahli tafsir sebelumnya seperti halnya al-Ma>wardi >, Abu> Bakr al-Nah}a >s dan para 

ulama tafsir yang lebih dahulu darinya.  

Kelima, Al-Qurt }ubi > menggunakan termjalla al-mufassiru >n  maka yang 

dimaksud adalah para ulama tafsir kalangan sahabat seperti Ibnu Mas„u >d, Ali bin 

Abi> T{a>lib dan kalangan sahabat lainnya. Keenam, Al-Qurt }ubi >  menggunakan term 

ajma„a al-„ulama >‟  maka yang dimaksud adalah umumnya ulama umat Islam, 

baik ulama sebelum Al-Qurt }ubi > atau ulama yang ada pada saat itu.  

Ketujuh, Al-Qurt }ubi > menggunakan term ajma„a ahl al-„ilm maka yang 

dimaksud adalah kesepakatan orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu tertentu, 

seperti arkeologi dan bidang ilmu lainnya. Kedelapan, Al-Qurt }ubi > menggunakan 

term ajma„a al-jami >„  maka yang dimaksud adalah ulama dari berbagai lintas 

disiplin ilmu. Kesembilan, Al-Qurt}ubi > menggunakan term ajma„a al-muslimu >n 

maka objek yang dijelaskan di dalam persoalan tersebut adalah hukum halal dan 

                                                      
264

  Zumrodi, “Qira‟ah Sab„ah:  emaknaan dan Varian Bacaannya”, dalam Jurnal  Hermeunetik: 

Jurnal Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir, IAIN Kudus,  vol. 8, No. 1 Juni, (2014), 82.  
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haram yang disepakati oleh kaum muslimin. Kesepuluh, Al-Qurt }ubi > menggunakan 

term ajma„a al-fuqaha >‟,  maka yang dimaksud adalah para ulama fikih empat 

mazhab.  

Sedangkan jika Al-Qurt }ubi > menggunakan term ittafaqa al-„ulama,  maka 

yang dimaksud adalah ulama secara umum, baik yang ada di masa lalu atau yang 

ada pada masanya. Seperti kesepakatan dalam hal sebab nuzul suatu ayat, maka 

yang dimaksud adalah ulama hadis, karena sebab turun suatu ayat dapat diperoleh 

melalui riwayat. Ketika Al-Qurt }ubi > menyebutkan  ittafaqa ahl fatwa>,  maka yang 

dimaksud adalah ulama yang memiliki legalitas untuk memberikan fatwa tentang 

hukum syariat dan implementasinya.  

Al-Qurt }ubi > menggunakan term ittafaqa ahl al-sunnah  maka yang 

dimaksud adalah kelompok yang ada di dalam teologi Ahl al-Sunnah. Dengan 

demikian jika ada yang tidak sepakat maka yang dimaksud adalah kelompok di 

luar Ahl al-Sunnah seperti Mu„tazilah dan kelompok lainnya. Ketika Al-Qurt }ubi > 

menggunakan term ahl al-h}aq  maka yang dimaksud adalah persoalan teologis-

esoteris.  

Al-Qurt }ubi > menggunakan term la> khila >fa,  maka yang dimaksud adalah 

hukum-hukum yang tertulis di dalam Al-Qur‟an seperti keharaman babi, qis }a>s } dan 

lain sebagainya. Sementara ketika ia menjelaskan tentang la> khila >fa bayn al-

muta‟awwili>n, maka yang dimaksud adalah keumuman suatu lafal yang menjadi 

khusus, seperti tawaf dalam haji yang dimaksud adalah tawaf  ifa}d}ah  karena 

termasuk wajib haji. Salah satu ulama yang dijadikan rujukan oleh Al-Qurt }ubi > 

dalam hal ini adalah Ibnu Jari>r al-T{abari>.  
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Al-Qurt }ubi > menggunakan term la> khila >fa bayn al-mufassiri >n, maka yang 

dimaksud adalah pertemuan pendapat para ahli tafsir sebelumnya seperti Al-

T{abari dan Al-Ma>wardi>. Jika Al-Qurt }ubi > menggunakan termja>mi‟ al-mufassiri>n,  

maka yang dimaksud adalah semua ulama tafsir sebelumnya. Salah satu aspek 

kesepakatan tersebut dapat dideteksi dari pemahaman secara literal dan juga 

riwayat yang menguatkan persoalan tersebut.  

Ketika Al-Qurt}ubi > menggunakan term jumhu>r al-ummah, maka yang 

dimaksud adalah pembesar ulama yang ada di masa masing-masing. Contoh 

dalam persoalan ini adalah penafsirannya tentang penetapan awal bulan 

Ramadhan dan Syawal. Ketika Al-Qurt }ubi > menggunakan term jumhu>r al-sab„ah  

maka yang dimaksud adalah para imam qira‟ah sab„ah.  

2. Validitas Term Ijmak berdasarkan Makna H{aqi >qi > dan Makna Maja >zi > 

Ijmak di dalam tafsir Al-Qurt }ubi > sebenarnya dapat divalidasi melalui dua 

makna yang dihasilkan, yaitu makna h{aqi >qi >  dan makna maja>zi >. Makna h{aqi >qi >  

yang dihasilkan adalah ijmak yang diperoleh dari pemahaman teks itu sendiri. 

Sedangkan makna maja>zi > diperoleh dari keterangan hadis sahih atau ayat lain 

yang menguatkan keterangan ayat yang sedang ditafsirkan.  

a. Makna H{aqi >qi > 

Penentuan makna h{aqi >qi > dalam ijmak tafsir Al-Qurt}ubi > dapat dilihat dari 

aspek kebahasaan. Contohnya adalah ketika menafsirkan ayat tentang keharaman  

khamr dan babi, maka secara otomatis tidak ada orang Islam yang berani 

menentang makna tekstualis tersebut. Beberapa data berikut setidaknya dapat 

memperkuat argumentasi tersebut:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

159 
 

 
 

Pertama, makna s }afra >‟ di dalam surah Al-Baqarah ayat 69 yang 

menjelaskan tentang warna Baqarah yang disembelih oleh Bani Isra >‟i >l adalah 

kuning pekat. Ijmak tersebut memang tidak ada beda sama sekali dengan redaksi 

tekstualis dari ayat al-Qur‟an, s }afra >‟un fa>qi‟un lawnuha > tasurr al-na>z }iri>n.  

Kedua, ijmak yang menyatakan bahwa Nabi Mu >sa memiliki gelar al-

kalim terdeteksi dari penggunaan lafal di dalam Surah Al-Nisa>‟ [4] ayat 164 wa 

kallama Alla >hu mu >sa takli >man. Kalimat takli >man tersebut merupakan sebuah 

bentuk masdar ghyr mi >m yang secara literal memiliki arti kesungguhan. 

Ketiga, ijmak yang menyatakan tentang talak ba‟in, yang terdapat di 

dalam Surah Al-Baqarah ayat 230 dapat dilihat dari penggunaan kalimat h}atta 

tankih}a zawjan ghayrah (sehingga menikah dengan suami yang lain). Makna yang 

dihasilkan dari ayat tersebut sudah terdeteksi dalam ayat, sebab tidak ada 

perceraian yang mengharuskan untuk dinikahi orang lain kecuali dalam kasus 

talak ba‟in.  

b. Makna Maja >zi > 

Makna maja >zi > yang dimaksud di dalam hal ini adalah ijmak yang 

diambil dari aspek luar Al-Qur‟an sebab secara tekstual tidak terdeteksi. 

Argumentasi tentang penentuan ijmak sesungguhnya lebih banyak diambil dari 

luar Al-Qur‟an. Kasus pertama adalah ijmak tentang penafsiran yang terdapat di 

dalam Surah Al-Nisa>‟ [4] ayat pertama, yaitu Adam. Jika ditelusuri lebih lanjut, 

maka ijmak tersebut dapat diketahui melalui riwayat. Apalagi jika riwayat itu 

berasal dari Bukha >ri > dan Muslim. 

Pada penafsiran Surah Al-Qas }as } [28] ayat 56, ijmak yang dijadikan dasar 
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oleh Al-Qurt }ubi > juga mengambil dari riwayat Al-Bukha>ri >> dan Muslim. Ayat 

tersebut membicarkaan tentang psikologis Nabi yang sangat mengharapkan 

pamannya masuk Islam di penghujung hayatnya dengan cara menuntunnya untuk 

mengucapkan syahadat. Akan tetapi, dia menolaknya dengan tetap berpegang 

teguh kepada agama „Abd al-Mut }alib. Kemudian Allah menurunkan ayat di atas 

untuk menegur Nabi bahwasanya urusan memberikan hidayah adalah urusan 

Allah.  

Selain Bukha >ri > dan Muslim, riwayat sahih dari al-Nasa>‟i
265

 juga 

dijadikan ijmak oleh Al-Qurt }ubi >. Pada saat menafsirkan Surah Al-Furqa >n [25] 

                                                      
265

Sumber ijmak tersebut berasal dari hadis Ma >lik bin Anas Abu > „Abdulla >h al-As}bah}i >, Muwat }t}a‟ 
al-Ima>m Ma >lik (Kairo: Da >r Ih}ya >‟ al-„Arabi >, t. th), vol. 1, 22; nomor hadis 41.  

حدثبِ يحبٓ عن مالك عن صفواف بن سليم عن سعيد بن سلمة من آؿ ببِ الأزرؽ عن الدغبّة بن أبي بردة كهو من ببِ عبد الدار أنه 
معنا القليل من الداء فإف  سمع أبا هريرة يقوؿ جاء رجل إلى رسوؿ الله صلى الله عليه ك سلم فقاؿ :يا رسوؿ الله إنا نركب البحر كنحمل

 توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقاؿ رسوؿ الله صلى الله عليه ك سلم هو الطهور ماؤ  الحل ميتته
Abu> Da >wud, nomor hadis 83:  

ثػىنىا عىبٍدي اًَّّٰ بٍني مىسٍلىمىةى عىنٍ مىالًكو عىنٍ صىفٍوىافى بٍنً سيلىيٍمو عىنٍ سىعًيدً بٍنً سىلىمىةى   -أىفَّ الٍميغًبّىةى بٍنى أىبًى بػيرٍدىةى  -مًنٍ آؿً ابٍنً الأىزٍرىؽً  -حىدَّ
ارً  عى أىباى هيرىيػٍرىةى يػىقيوؿي سىأىؿى رىجيله النَّبىَّ  -كىهيوى مًنٍ بىبًُ عىبٍدً الدَّ كىنحىٍمًلي مىعىنىا  فػىقىاؿى ياى رىسيوؿى اًَّّٰ إًناَّ نػىركٍىبي الٍبىحٍرى  -صلى الله عليه وسلم-أىخٍبػىرى ي أىنَّهي سمىً

تػىتيهي »  -صلى الله عليه وسلم-الٍقىلًيلى مًنى الٍمىاءً فىإًفٍ تػىوىضَّأٍناى بًهً عىطًشٍنىا أىفػىنػىتػىوىضَّأي بِىاءً الٍبىحٍرً فػىقىاؿى رىسيوؿي اًَّّٰ   «.هيوى الطَّهيوري مىاؤي ي الحًٍلُّ مىيػٍ
A-Nasa >‟i, nomor hadis 59:  

عن صفواف بن سليم عن سعيد بن سلمة أف الدغبّة بن أبي بردة من ببِ عبد الدار أخبر  أنه سمع أبا هريرة يقوؿ  أخبرنا قتيبة عن مالك
سأؿ رجل رسوؿ الله صلى الله عليه ك سلم فقاؿ : يا رسوؿ الله إنا نركب البحر كنحمل معنا القليل من الداء فإف توضأنا به عطشنا 

  صلى الله عليه ك سلم هو الطهور ماؤ  الحل ميتتهأفنتوضأ من ماء البحر فقاؿ رسوؿ الله
Abu> „Abdulla >h Muh}ammad bin Yazi >d Ibnu Majah, Sunan Ibnu Ma>jah (Kairo: Maktabah Abi > 

Mu„a >t}i>, t. th), vol. 1, 250; nomor hadis 386.  

ثػىنىا مىالًكي بٍني  -683 يـ بٍني عىمَّارو ، حىدَّ ثػىنىا هًشىا ثىبًِ صىفٍوىافي بٍني سيلىيٍمو ، عىنٍ سىعًيدً بٍنً سىلىمىةى ، هيوى مًنٍ آؿً ابٍنً الأىزٍرىؽً ، حىدَّ أىنىسو , حىدَّ
عى أىباى هيرىيػٍرىةى يػىقيوؿي  ثىهي , أىنَّهي سمىً ارً حىدَّ رىسيوؿً اًلله صىلَّى الله عىليٍهً كسىلَّمى فػىقىاؿى  : جىاءى رىجيله إًلىى أىفَّ الٍميغًبّىةى بٍنى أىبي بػيرٍدىةى ، كىهيوى مًنٍ بىبًِ عىبٍدً الدَّ

شٍنىا ، أىفػىنػىتػىوىضَّأي مًنٍ مىاءً الٍبىحٍرً ؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اًلله : ياى رىسيوؿى اًلله ، إًناَّ نػىركٍىبي الٍبىحٍرى ، كىنحىٍمًلي مىعىنىا الٍقىلًيلى مًنى الٍمىاءً ، فىإًفٍ تػىوىضَّأٍناى بهًً عىطً 
تػىتيهي. صىلَّى الله  عىليٍهً كسىلَّمى : هيوى الطَّهيوري مىاؤي ي ، الحًٍلُّ مىيػٍ

Ah}mad, nomor hadis 7232:  

حدثنا عبد الله حدثبِ أبي ثنا عبد الرحمن بن مالك عن صفواف بن سليم عن سعيد بن سلمة الزرقي عن الدغبّة بن أبي بردة عن أبي 
 ماء البحر هو الطهور ماؤ  الحلاؿ ميتتههريرة عن النبي صلى الله عليه ك سلم قاؿ : بُ 

Sumber ijmak yang diambil oleh al-Qurt }ubi mengenai kesucian air laut ini sesungguhnya bukan 

pendapat ulama kontemporer tetapi memang sudah ada riwayat sahih yang menyatakan hal 

tersebut yaitu riwayat dari Abu > Da >wud, al-Nasa >‟i, Ibnu Majjah dan Ah }mad bin H {anbal. 
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ayat 48 yang menjelaskan air suci, ia kemudian menyatakan ijmaknya tentang 

kesucian air laut. Argumentasi ini berdasarkan pada riwayat sahih al-Nasa>‟i 

bahwa „huwa al-t }ahu>ru ma>‟uhu al-h}illu maytatuhu (laut itu suci airnya dan halal 

bangkainya).  

3. Validitas Ijmak dalam Tafsir al-Qurt }ubi > berdasarkan klasifikasi sumber 

penafsirannya 

Setelah mengkaji Al-Qurt }ubi > dari segi ijmak tafsirnya, dapat 

diklasifikasikan berdasar sumber penafsirannya menjadi tiga pembagian, yaitu 

ijmak yang valid, mulghah  dan over lapping. Ijmak yang valid adalah ijmak yang 

didukung oleh sumber-sumber terpercaya, baik keumuman Al-Qur‟an maupun 

hadis. Ijmak yang mulghah  adalah ijmak yang tidak memiliki peran dalam 

menafsirkan Al-Qur‟an, sebab tidak ada perbedaan antara teks dengan ijmak. 

Sedangkan ijmak yang over lapping adalah ijmak yang memutuskan suatu makna 

atau hukum, namun sesungguhnya tidak tertulis oleh nas Al-Qur‟an itu sendiri.  

a. Ijmak yang Valid 

Sumber ijmak pertama yang valid terdapat dalam Surah Al-Nu>r 

[24]: 58 menjelaskan bacaan penggalan ayat thala >thu > „awra >t. Dalam 

tafsirnya, Al-Qurt }ubi > menjelaskanbacaan thala >thu tersebut berdasarkan 

pendapat dari Jumhu >r al-Sab„ah yaitu Ibnu „Ami >r, Ibnu Kathi >r, Abu > „Amr 

dan Na>fi‟. Jadi, para imam qurra>‟ yang membaca thala>thu  dalam ayat ini 

ada empat. Sedangkan yang membaca fath }ah (thala >tha) ada tiga. Jadi 

validitasnya dapat dipertanggungjawabkan dengan memilih bacaan 

terbanyak dari tujuh imam yang sama-sama mutawatir. Selain itu, bacaan 
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thala >thu  di dalam ayat ini juga memiliki dukungan kebahasaan. Menurut 

„Abd al-Rah }i >m S {afi>, bacaan thala >thu  posisinya menjadi khabar dari 

mubtada‟ yang dibuang. Taqdi >r-nya adalah hiya thala >thu „awra >t.  

Sumber ijmak kedua yang valid dapat ditemukan di dalam 

penafsiran Surah Hu >d [11] ayat 114 yang menjelaskan makna al-h}asana >t  

yaitu salat lima waktu. Pemaknaan tersebut berdasarkan pendapat Jumhu>r 

al-Muta‟awwili >n yaitu Ibnu „Abba>s, Salma >n al-Fa>risi >, al-D}ah}a>k, Masru >q 

dan Abu< Ma>lik al-Ash„ari >. Mereka itu adalah para sahabat dan tabi‟in yang 

telah dijelaskan oleh al-T{abari> dalam tafsirnya.  

b. Ijmak yang Mulghah  

Sumber ijmak yang mulghah pertama terdapat dalam Surah Al-

Baqarah [2] ayat 69 Allah menjelaskan tentang warna al-baqarah  yang 

akan disembelih oleh Bani Israil, yaitu kuning pekat (s }afra >‟ fa >qi„ lawnuha >) 

sementara Al-Qurt }ubi > menjelaskan bahwa makna ayat tersebut adalah 

„warna kuning berdasarkan ijmak‟. Tanpa adanya ijmak sekalipun, makna 

ayat tersebut sudah demikian, apalagi ada keterangan lawnuha >. Dengan 

demikian pemaknaan selain warna kuning, tidak perlu ijmak lagi. 

Sumber ijmak yang mulghah kedua dapat ditemukan di dalam 

Surah Al-Baqarah [2] ayat 173 yang menjelaskan tetang hukum haramnya 

darah dan daging babi. Tanpa ijmak sekalipun, hukum haramnya darah 

sudah spesifik. Begitu juga haramnya daging babi sudah dapat 

disimpulkan dari teks Al-Qur‟an itu sendiri. Apalagi pada kalimat 

sebelumnya telah dijelaskan oleh kalimat innama> h}arrama sehingga 
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menguatkan hukum keharaman tersebut. Jadi, ijmak di dalam kedua 

persoalan ini (haramnya darah dan daging babi) tidak memberikan 

kontribusi apapun, sebab Al-Qur‟an memang sudah menyatakan demikian.  

Sumber ijmak yang, mulghah ketiga dapat dilihat dalam  redaksi 

ayat wa kuntum amwa >tan di dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 28. Kata 

tersebut oleh Al-Qurt }ubi > dimaknai dengan mati yang sesungguhnya, 

karena berdasarkan ijmak ahli nahwu, bahwa isim mas }dar harus dimaknai 

hakiki. Makna literal tersebut harus diberlakukan, sebab tidak ada 

indikator apapun untuk dialihkan kepada makna lain.  

c.  Ijmak yang over lapping.
 

Sumber ijmak yang over lapping (keluar dari rel) pertama adalah 

ketika Al-Qurt }ubi > menjelaskan bahwa bacaan keras isti„a>dhah di dalam 

permulaan Surah Al-fatihah adalah berdasarkan kesepakatan qurra >‟ 

kecuali H{amzah yang membaca sirri.  Ijmak tersebut penulis kategorikan 

over lapping  atas dua argumentasi. Pertama qurra >‟  adalah ulama yang 

membaca sebagian ayat Al-Qur‟an dengan versi yang berbeda-beda. 

Sementara  isti„adhah  (a „u>dhu billa >hi min al-shayt}a>n al-raji >m) bukanlah 

ayat Al-Qur‟an sehingga tidak diperlukan versi bacaan atas hal tersebut. 

Kedua, tidak ditemukan sama sekali sumber rujukan yang mengarah 

kepada pembacaan iz }ha>r pada isti„a>dhah  yang berdasarkan kepada imam 

Qurra>‟.  

Adanya adalah pembahasan mengenai statusnya isti„a>dhah yang 

dihukumi sunnah sebelum membaca Al-Qur‟an. Kebanyakan, pada 
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pembahasan pertama Surah Al-Fatih }ah justru status bismillah, bukan 

istia‘a>dhah. Bismillah tersebut apakah sebagai ayat atau bukan. Apakah 

dibaca jahr atau sirri.  Hal ini menjadi  perdebatan.Biasanya ijmak 

memiliki sumber rujukan yang kuat dan banyak dijelaskan di dalam kitab-

kitab yang lain. Namun, tidak ditemukan sama sekali sumber rujukan yang 

membahas tersebut. Jadi, ijmak bacaan isti„a>dhah  yang di-iz }ha>r-kan tidak 

ada dasarnya. Dari segi rumpun keilmuan, pembahasan qurra >‟ dalam 

peroalan isti„a >dhah  ini over laping karena isti„a>dhah bukanlah ayat.  

Sumber ijmak yang over lapping kedua dapat ditemukan di dalam 

penafsiran Surah Al-Baqarah [2] ayat 35:  

  

   

   

    

  

   

  
 Dan Kami berfirman, “Wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu 

surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di 

mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kalian (berdua) mendekati 

pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. 

 

Deretan ayat tersebut tidak ada yang membahas sama sekali 

tentang kemampuan malaikat untuk keluar masuk surga, baik tersurat 

maupun tersirat. Sementara Al-Qurt }ubi > menyatakan bahwa berdasarkan 

ijmak, malaikat memiliki kemampuan untuk keluar masuk surga. Ijmak 

tersebut dalam menafsirkan ayat ini jauh dari teks sehingga dapat 

dikatakan sebagai ijmak yang over lapping.  

4. Klasifikasi Sikap Al-Qur‟t}ubi > terhadap Ijmak 
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a. Menerima Ijmak 

Di dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 226 Al-Qurt}ubi > mengutip ijmak dari 

Ibn Mundhir, sebagaimana firman Allah:  

    

  

    

    

     

 

Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya, diberi tangguh empat bulan 

(lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.266 

 

Dalam ayat ini pembahasan ijmak berada pada penafsiran kalimat yu‟lu >na. 

Dalam penafsiran ayat tersebut, Al-Qurt }ubi > mengutip pendapat Ibnu Mundhir, 

“para ulama bersepakat (ajma‟u>) sesungguhnya z }iha >r, t }ala >q, dan sumpah yang 

sejenisnya akan terjadi, baik dalam keadaan marah maupun tidak marah (rid }a>), 

begitu juga „i >la>‟.267 Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai i >la>‟  yang 

dilakukan dalam keadaan tidak marah (fi > ghai >r h }a>l al-ghad}ab). Al-Qurt }ubi> 

mengutip pendapat Ibnu „Abbas, bahwa „i >la>‟     tidak akan terjadi kecuali dalam 

keadaan marah. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ali bin Abi > T{a>lib ra., 

al-Laith, al-Sha‟bi >, al-H}asan, dan „At }a>. Sementara Ibnu Si >ri >n mengatakan „i >la>‟ 

dapat terjadi baik dalam keadaan marah maupun tidak marah.  

Dalam menafsirkan kata „i >la>‟, Al-Qurt }ubi > membagi menjadi sepuluh 

permasalahan: Pertama, pengertian „i >la>‟. Kedua, kalau „i >la>‟ terjadi maka istri 

harus diceraikan. Ketiga, perbedaan ulama mengenai „i >la>‟akan terjadi apabila 
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disertai dengan sumpah. Keempat, sumpah i>la >‟  harus menggunakan lafal Allah. 

Kelima, sumpah menggunakan lafal selain Allah, seperti malaikat, Ka‟bah dan 

sebagainya. Keenam, perbedaan waktu „i >la>‟ yang disebutkan dalam Al-Qur‟an. 

Ketujuh, sumpah „i>la>‟ yang lebih dari empat bulan. Kedelapan, „i >la >‟ terjadi 

apabila sudah dibawa ke pengadilan. Kesembilan, perbedaan terjadinya „i >la>‟, 

apakah harus dalam keadaan marah atau tidak marah, Al-Qurt }ubi > mengutip ijmak 

dari Ibnu Mundhir. Kesepuluh, larangan bersetubuh setelah terjadinya „i >la >‟.  

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ijmak dalam 

tafsir Al-Qurt }ubi > pada Surah Al-Baqarah (2) ayat 226 hanya ada satu kesepakatan 

bahwa para ulama bersepakat (ajma‟u>) sesungguhnya i >la>‟,z}iha >r, t }ala >q, dan 

sumpah yang sejenisnya akan terjadi baik dalam keadaan marah maupun tidak 

marah (rid }a>). 

Al-Qurt }ubi > mengutip ijmak dari Ibnu „Abd al-Bar dalam menafsirkan 

Surah Al-Baqarah [2] ayat 229 yang menjelaskan tentang talak. Allah berfirman:  

    

   

    

    

  

     

     

    

    

    

    

    

   

      

 

Talak (yang dapat dirujuk) ialah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara 
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yang ma„ru >f atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu 

mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali 

kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika 

kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-

hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan 

oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah 

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 

itulah orang-orang yang zalim.268 

 

Kalimat al-t }ala >q marrata >n fa imsa >k bi ma„ru >f aw tasri >h} bi ih }sa>n memiliki 

tujuh persoalan. Pertama, orang-orang Arab Jahili>yah dulu menceraikan istri tanpa 

batas, mereka juga bisa rujuk seenaknya sendiri. Kemudian ayat ini turun untuk 

membatasi persoalan talak tersebut. Kedua, hakikat talak adalah melepas ikatan 

perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kalimat tertentu. Al-Qurt }ubi > 

mengatakan bahwa hukum menalak adalah mubah sebagaimana dijelaskan dalam 

ayat ini maupun ayat yang lainnya. Untuk memperkuat argumentasinya, ia 

mengutip hadis berikut: 

عن ابن عمر قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليه ك سلم: فإف شاء أمسك ك إف شاء 
 269(طلق )ركا  ابن ماجه

 

Dari Ibnu „Umar, Rasululla >hsawbersabda, “Jika engkau menghendaki maka 

peganglah erat-erat, dan jikaengkau tidak menghendaki maka ceraikanlah” (Hadis 

Riwayat Ibnu Majah). 

 

Para ulama sepakat (wa ajma‟ al-ulama>‟) bahwa apabila seseorang 

menceraikan istrinya dan tidak menyetubuhinya waktu suci maka terjadilah 

talak.270Sebagaimana dalil dalam Al-Qur‟an dan Al-Sunnah beserta kesepakatan 

umat (ijma>‟ al-ummah) bahwa talak hukumnya mubah. Hal ini  diperkuat dengan 

                                                      
268
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Ibnu Mundhir yang mengatakan: tidak ada larangan untuk menalak sebagaimana 

sabda Rasul SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Jabir yang mengatakan, “ terserah 

apabila seseorang menginginkan rujuk atau talak,” Rasulullah SAW sendiri 

pernah menalak H {afs}ah meski kemudian rujuk kembali, sebagaimana 

diriwayatkan oleh Ibnu Majjah.
271

 

Sedangkan kata tasri >h, menurutAl-Qurt }ubi > mengandung dua arti. Pertama, 

pendapat dari Al-Suddi > dan Al-D{ah}a>k bahwa tasri>h}, adalah menceraikan sampai 

„iddah-nya sempurna dari talak yang kedua. Kedua pendapat Muja>hid, „At }a>‟ dan 

selain keduanya mengatakan menceraikan yang ketiga kalinya.272. 

Dalam penafsiran Surah Al-S {a>fa>t [37] ayat 162, al-Qurt}ubi> mengutip dari 

Al-Nah}}a>s, sebagaimana firman Allah:  

    

     

 

Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah.
273

 

 

Al-Nah}a >s berkata, “Para ahli tafsir sepakat bahwa makna ayat ini adalah 

sekali-kali kamu tidak dapat menyesatkan seseorang kecuali yang telah ditentukan 

oleh Allah bahwa dia akan sesat.” Dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap 

Qadariyah. „Umar bin Dhar berkata, “Kami pernah menghadap „Umar bin „Abd 

al-„Azi >z, dan kami menyebutkannya tentang al-qadr. Dia berkata, “Seandainya 

Allah tidak ingin diri-Nya didurhakai maka dia tidak menciptakan Iblis. Iblis 

merupakan biang kesalahan dan itu diketahui lewat kitab-Nya.
274
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 Yazid bin Majah al-Qazwini, Ṣaḥīh Sunan Ibn M jah, 65. 
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„Umar bin „Abd al-„Azi >z berkata, ayat ini memberikan perbedaan antara 

manusia. Ia juga bisa mengandung makna bahwa setan tidak sampai menyesatkan 

seseorang yang ditetapkan oleh Allah bahwa ia tidak akan mendapatkan hidayah. 

Seandainya Allah mengetahui bahwa ia mendapat petunjuk, niscaya akan ada 

perantara antara dia dan mereka. Artinya kamu tidak sampai pada sesuatu 

melainkan dalam koridor pengetahuan-Ku.
275

 

Di dalam Surah Ya >si >n [36] ayat 13, Al-Qurt }ubi > juga mengutip ijmak dari 

Al-Ma>wardi>. Allah berfirman:  

    

   

  

    

 

Buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika 

utusan-utusan datang kepada mereka.276 

 

Khit}a>b ayat ini ditujukan kepada Nabi Muh }ammadSAWuntuk mengambil 

pelajaran dari kisah sebuah penduduk (al-qaryah). Al-Qurt }ubi > mengutip pendapat 

Al-Ma>wardi>dari qawl ja >mi‟ al-mufassiri >n al-qaryahmaknanya adalah 

pendudukAnt }aqiyah  yang dinisbatkan kepada penduduk Ant }abis, yaitu sebuah 

nama daerah yang di-Arabkan. Suhaili > mengatakan kata tersebut menggunakan 

huruf ta‟ bukan t }a‟ yaitu anta >kiyah. Pada zaman dahulu, Fir‟aun mengatakan 

Ant}ikhis yaitu penduduk yang menyembah berhala.277 

b. Mengkritik Ijmak 

Dalam kajian tafsir maupun fikih, perbedaan pendapat di antara para 
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ulama adalah hal yang wajar, termasuk beberapa pendapat yang ada di dalam 

tafsir Al-Qurt}ubi >. Meskipun ia menyajikan beberapa ikhtila >f  dan ijmak, pada 

bagian-bagian tertentu, Al-Qurt }ubi > mengkritik ijmak tersebut. Hal ini bisa 

diketahui di dalam penafsiran Surah Al-Baqarah [2] ayat 57: 

  

  

  

    

    

   

  

   

 Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu manna dan 

salwa >. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan 

kepadamu; dan tidaklah mereka menzalimi Kami; akan tetapi merekalah yang 

menzalimi diri mereka sendiri.
278

 

Objek yang dijadikan kritik oleh Al-Qurt }ubi adalah penafsiran kata  al-

salwa >.  Sebagian menyatakan bahwa makna salwa  menurut al-D{ah}a>k, adalah al-

suma>ni > bi „ainih. Sedangkan menurut Ibnu „At }iyah maknanya adalah t }ai >r bi „ijma >‟ 

al-mufasiri >n. Di sisi lain, menurut al-Mu„arraj bin „Umar al-Sadu >si, makna al-

salwa > adalah al-„asal. Pendapat inikemudian dikritik oleh Al-Qurt }ubi >, karena 

makna al-„asal tersebut termasuk pendapat yang salah.279 

Contoh kedua kritik Al-Qurt }ubi > terhadap ijmak dapat ditemukan di dalam 

penafsiran Surah Al-Baqarah [2] ayat 98: 

    

 

  

    

     

Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, 
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Jibri>l dan Mi >ka>‟i >l, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.
280

 

 

 Perbedaan penafsiran di dalam ayat ini terletak pada kata Jibri >l. Pertama, 

Jibri >l merupakan lugha >h penduduk H{ijaz. Kedua, Jabra >‟i >l (huruf ji >m di-fath }ah) 

yang merupakan bacaan dari H {asan dan Ibnu Kathi >r. Ketiga, jabra >‟i >l (ditambah 

huruf ya>‟ setelah hamzah) seperti bacaan penduduk Kufah. Keempat, Jabra‟il 

(sesuai dengan wazan Jabra'il) dengan dibaca pendek. Bacaan ini adalah qiraah 

Abu> Bakar dari „A >s }im. Kelima, seperti bacaan sebelumnya. Ini adalah qiraah 

Yah}ya> bin Ya'mar. Hanya saja pada bacaan ini huruf lam-nya ber-

tashdi >d(jabra >'i >ll). Keenam, Jabra >'i >l dengan huruf ali >f setelah huruf ra‟ kemudian 

huruf hamzah. Qiraah inilah yang dibaca oleh „Ikrimah. Ketujuh, seperti qiraah 

sebelumnya, hanya saja setelah huruf hamzah terdapat huruf ya>' (Jabra >'i>l). 

Kedelapan, Jibriyi >l (dengan dua huruf ya>' tanpa huruf hamzah). Qiraah inilah 

yang dibaca oleh al-A„mash dan juga Yah }ya > bin Ya'mar. Kesembilan, Jabri'i>n 

dengan fath }ah huruf ji >m kemudian huruf harnzah yang berharakat kasrah, 

kemudian huruf ya >' dan nu>n. Kesepuluh, Jibrain -dengan kasrah hurufji >m, sukun 

hurufya>', kemudian huruf nu>n tanpa menggunakan huruf hamzah. Ini adalah 

dialek kabilah Bani Asad.
281

 

Al-Ma>wardi > mengatakan bahwa sesungguhnya Jibril dan Mikail itu adalah 

dua nama, pertama diartikan „Abdulla >h dan yang kedua Ubaidilla >h, karena 

sesungguhnya lafal i >l artinya adalah Allah dan Jibr adalah „Abd dan Mi >ka>adalah 

„Ubaid kalau digabung Jibri>l adalah „Abdulla >h dan Mi >ka>‟i >l adalah „Ubaydilla >h 

semua penafsiran ini mengutip pendapat Ibnu„Abba>s dan laysa fi > al-mufassiri>n 
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mukha>lif. 

Setelah pendapat tersebut tidak diperselisihkan oleh para mufasir, 

kemudian Al-Qurt }ubi > melakukan kritik dengan mengutip pendapat Al-Nah}a>s, 

“Barang siapa yang mentakwilkan lafal Jibr itu „Abd dan i >l itu „Ubayd  maka ia 

wajib mengatakan bahwa  ha>dha> Jabru >‟i >l wa ra‟aitu Jabra >‟i >l wa marartu bi 

Jibri‟i>l dan perkataan ini adalah mustahil, seandainya bisa dibaca seperti itu maka 

wajib tanwi>n. Namun,kenyatannya tidak tanwi>n. Dengan demikian, kata tersebut 

isim bukan susunan mud }a>f yang terdiri dari dua isim. Salah satu faktor yang 

menguatkan pendapat ini adalah terdapat hadis dari „A >ishah, bahwa Rasululla >h 

SAW berdo‟a: 

 282اللهم رب جبريل ك ميكاءيل ك إسرافيل أعوذبك من حرٌ النار ك عذاب القبر

                                                      
282
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian tentang ijmak dalam tafsir menjawab tiga rumusan masalah. 

Pertama; epistimologi ijmak dalam tafsir, kedua; ijmak dalam tafsir al-Qurt }ubi >, 

dan ketiga; klasifikasi ijmak dalam tafsir al-Qurt}ubi>. 

1. Epistemologi Ijmak dalam Tafsir 

Epistemologi ijmak dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, ijmak 

dapat diketahui dengan meneliti ungkapan para ulama yang menggunakan 

redaksi ajma‘a, ittafaqaatau sinonimnya dan meneliti beberapa kitab tafsir 

yang memiliki redaksi ajma’a atau sinonim kata tersebut.Kedua, dilihat 

dari ruang lingkupnya, ijmak dalam tafsir terjadi pada bidang akidah, 

bahasa, fikih, dan sebagainya.  

2. Epistemologi Ijmak dalam Tafsir al-Qurt }ubi > 

Term ijmak yang digunakan oleh al-Qurt{{ubi>> adalah ajma„a, 

ittafaqa, la> khila >fa, dan qa>la jumhu >r atau makna yang mendekati ungkapan 

tersebut.  Sedangkan sumber penafsiran ijmak dalam tafsir al-Qurt}ubi} 

menjadi tiga, yaitu teks (nas }), akal (ijtiha >diyah) dan realitas (kenyataan 

sejarah). 

3. Validitas ijmak dalam Tafsir al-Qurt}ubi> 

Distingsi term ijmak dapat divalidasi berdasarkan „partner kata‟ yang ada 

setelah redaksi ijmak tersebut.Validitas term ijmak dapat dilihat berdasarkan 
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makna h}aqi>qi> dan makna maja>zi>. Makna h}aqi>qi> yang dimaksud adalah 

pengambilan ijmak tersebut sudah terdeteksi di dalam teks al-Qur’an. Sedangkan 

makna maja>zi> yang dimaksud adalah ijmak yang diperoleh dari luar al-Qur’an. 

Hal tersebut sesuai hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukha>ri dan Muslim.  

Berdasarkan sumber penafsirannya, validitas ijmak dalam tafsir al-

Qurt }ubi > dipetakan menjadi tiga bagian. Pertama, ijmak yang valid, yaitu 

memiliki sumber rujukan yang jelas, baik dari al-Qur’an, hadis, atau 

pendapat ulama. Kedua, ijmak yang mulghah, yaitu ijmak yang 

memutuskan makna suatu ayat sama persis dengan ayat yang tertulis. 

Artinya, tanpa ijmak sekalipun ayat tersebut maknanya sudah jelas, dan 

Ketiga, ijmak yang over lapping, yaitu ijmak yang menentukan makna 

suatu ayat, tetapi tidak ada ayatnya.  

B. Implikasi Teoretis 

Implikasi teoretis penafsiran al-Qurt}ubi> tentang ijmak dalam 

tafsirnya adalah menemukan beberapa kesepakatan makna ayat al-Qur’an 

yang sudah ditafsirkan. Temuan penelitian ini ada dua yaitu: 

1. Orientasi kajian ijmak dalam tafsir lebih luas membahas berbagai bidang 

keilmuan.Tetapi, berbeda dengan kajian ijmak dalam fikih yang hanya 

membahas tentang fikih saja. Temuan dalam penelitian ini menambahkan 

penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa adanya kajian baru tentang 

ijmak tidak hanya dalam fikih akan tetapi tafsir juga. 

2. Al-Qurt}}ubi>> menyebut ijmak dalam tafsirnya dipengaruhi oleh ‚partner 

kata‛ setelah kata ijmak, baik dengan menggunakan kata Qurra>>>’, Jumhu>>r, 
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Ahl al-Sunnah, al-Muta’awwili>>>>.n, Ahl fatwa>   dan sebagainya. Kajian ini 

berbeda dengan ijmak dalam ushul fiqih yang tidak dipengaruhi oleh kata 

setelahnya.  

3. Ijmak dalam tafsir al-Qurt}ubi > ditinjau dari sumber penafsirannya dipetakan 

menjadi tiga bagian. Pertama ijmak yang valid, kedua ijmak yang 

mulghah, dan ketiga ijmak yang over lapping. Teori ini mengembangkan 

kajian ijmak yang dilakukan Khud}ari> yang hanya membagi ijmak membagi 

ijmak dalam tafsir hanya dua yaitu ijmak s}ah}ih} dan ijmak ghair s}ah}ih} saja 

sedangkan dalam tafsir al-Qurt}ubi> ada tiga macam. 

C. Keterbatasan Studi 

Kajian ini hanya fokus pada dua masalah, yaitu ijmak di dalam tafsir dan 

term ijmak di dalam kitab al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n karya al-Qurt}ubi>. Ijmak 

dalam tafsir, ruang lingkupnya lebih luas daripada dalam kajian fikih. Sedangkan, 

term yang digunakan al-Qurt}ubi> di dalam tafsirnya ada empat, yaitu ajma‘a, 

ittafaqa, la> khila>fa, dan qa>la jumhu>r. Apabila kajian ijmak tersebut diganti 

objeknya, seperti kitab tafsir yang lain, maka bisa jadi hasilnya berbeda. 

D. Keterbatasan Studi 

Kajian ini hanya fokus pada dua masalah, yaitu ijmak di dalam tafsir dan 

term ijmak di dalam kitab al-Ja>mi‘ li Ah }ka>m al-Qur’a>n karya al-Qurt}ubi>. Ijmak 

di dalam tafsir ruang lingkupnya lebih luas dari pada ijmak di dalam kajian fikih. 

Sedangkan term yang digunakan al-Qurt}ubi> di dalam tafsirnya ada empat, yaitu 

ajma‘a, ittafaqa, la > khila>fa dan qa>la jumhu>r. Bila kajian ijmak tersebut diganti 

objeknya, seperti kitab tafsir yang lain, maka bisa jadi hasilnya berbeda.
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