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Abstrak 

TALAQQI MUSYĀFAHAH DALAM ḤALAQAH QIRĀ’ĀT (Studi 
Analisis Teori dan Praktik Pengajaran Ilmu Qirā’āt Ahsin Sakho 
Muhammad).  
Khairatun Hisan, NIM. 221411037 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bentuk kontribusi Ahsin 
Sakho Muhammad dalam mengembangkan ilmu qirā’āt di Indonesia.  Dimana 
Ahsin Sakho Muhammad membina para kader dalam ḥalaqah qirā’āt untuk 
menyiapkan generasi penerus agar ilmu qirā’āt terus berkembang di masa 
depan.  

Tesis ini memiliki persamaan kajian dengan Ita Rahmania Kusumawati 
(2017) yang membahas tentang pelestarian qirā’āt Al-Qur’an di Indonesia. 
Sebaliknya tesis ini memiliki perbedaan kajian dengan Achmad Khotib (2015) 
yang membahas eksistensi qirā’āt di masyarakat luas secara umum.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dilakukan dengan pendekatan kajian kepustakaan dan wawancara serta 
melakukan observasi dari karya-karya Ahsin Sakho Muhammad. 

Hasil penelitian menyimpulkan dari tiga ḥalaqah yang diasuh Ahsin 
Sakho Muhammad menggunakan teori dan praktik ifrād al-qirā’āt, jam‘u al-
qirā’āt dan ḥifẓ al-mutūn. Sehingga melahirkan para peserta yang mampu 
berkontribusi untuk mengembangkan ilmu qirā’āt seperti menulis buku 
pedoman belajar ilmu qirā’āt, menjadi pengajar, pembina dan dewan hakim 
pada MTQ cabang qirā’āt serta imam masjid dengan bacaan berbagai qirā’āt.   

Kata Kunci: Talaqqi, Talaqqi Musyāfahah, Ḥalaqah Qirā’āt, Ahsin 
Sakho Muhammad. 
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 ملخص البحث 
تعليم علوم القراءات  في شافهة في حلقات القراءات ( دراسة تحليلية عن نظرية وتطبيق م القرآن تلقي

 221411037خيرات حسان  محمد) سخاء لأحسن

علمتفي تطوير    . و مساهمتهأحسن سخاء محمدتعليم القرآن عند  تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طريقة  
في حلقات القراءات    درسينالقراءات في إندونيسيا. حيث يقوم أحسن سخاء محمد بإرشاد المعلم القرآن و  

 في إندونيسيا. راءات في المستقبللإعداد الجيل الق
في) التي تبحث  2017رأي إيتا رحمانيا كوسوماواتي (الفروق من  تناسب مع    في هذه الدراسة، هناك

)2015من رأي أحمد خطيب (  أيضا   بعض الفروق  تناسب و  حفظ علم قراءات القرآن في إندونيسيا. وهناك
 .وجود القراءات في المجتمع بشكل عام فيالذي يبحث 

طالعة كتب القراءات و علوم القرآن. هذا البحث عبارة عن بحث نوعي وقد تم إجراؤه باستخدام م
 .للمؤلفات أحسن سخاء محمد  طالعةالم  و  مع أحسن سخاء محمد و بعض تلاميذه.  وإجراء بعض المقابلات

بين أن الحلقات الثلاث التي اهتم بها أحسن سخاء محمد استخدمت نظرية إفراد القراءات  يهذا البحث  
علم   تطوير  في  المساهمة  على  القادرين  المشاركين  لإنتاج  وذلك  وتطبيقها.  المتون  وحفظ  القراءات  وجمع 

وا ، و أن يكوناتشرفين في علم القراءم  مثل تأليف كتاب علم القراءات، وأن يكونوا مدرسين و القراءات،  
أن يكونوا أئمة في المساجد بقراءات    ، وفي فرع القراءات  القرآن في إندونيسيا   تلاوة  عند مسابقة  حاكمين

 .المتواترةعشر ال

 تلقي, مشافهة, حلقة القراءات, أحسن سخاء محمدال:  الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Talaqqi Musyāfahah in Ḥalaqah Qirā’āt (Study of Theory and Practice 
Analysis of Teaching Qirā’āt Science Ahsin Sakho Muhammad) 
Khairatun Hissan, NIM. 221411037 

This research aims to analyze the contribution of Ahsin Sakho 
Muhammad to the development of the science of qirā’āt in Indonesia. Ahsin 
Sakho Muhammad develops cadres in ḥalaqah qirā’āt to prepare the next 
generation, ensuring the continued development of qirā’āt science in the future. 

This thesis shares similarities with the study by Ita Rahmania 
Kusumawati (2017), which discusses the preservation of qira'at of the Al-
Qur'an in Indonesia. However, it differs from the study by Ahmad Khotib 
(2015), which focuses on the broader societal presence of qira'at in general. 

This qualitative research uses a literature review, interviews, and 
observation of Ahsin Sakho Muhammad's works. 

The research concludes that the three ḥalaqah overseen by Ahsin Sakho 
Muhammad utilize the theory and practice of ifrād al-qirā’āt, jam‘u al-qirā’āt, 
and ḥifẓ al-mutūn. This approach aims to produce participants who can 
contribute to the development of qira'at science in various ways, such as 
writing study guidebooks, becoming teachers or supervisors, serving as judges 
in MTQ qirā’āt branches, and acting as mosque imams who can recite the 
Qur’an using various qirā’āt. 

Keywords: Talaqqi, Talaqqi Musyāfahah, Ḥalaqah Qirā’āt, Ahsin 
Sakho Muhammad. 
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Tesis ini dipersembahkan untuk: 

Khidmah kepada Al-Qur’an, semoga menjadi jalan menuju surga-Nya. 

Kemudian keluargaku: suami dan anak-anak tercinta, semoga kesehatan 

dan rahmat Allah selalu tercurah kepada mereka. 
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mampu membalas kebaikan mereka kepadaku, semoga Allah membalas 
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Ustadzah Romlah Widayati, kebaikan yang tulus diberikan kepadaku dan 
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Pedoman Transliterasi 
Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan tesis di Program Pascasarjana 

IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini: 

1. Konsonan Tunggal  

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 - Bā´ b ب

 - Tā´ t ت

 Śā´ ś s (dengan titik di atas) ث

 - Jim j ج

 Hā´ ḥa´ h (dengan titik di ح

bawah) 

 - Khā´ kh خ

 - Dal d د

 Źal ź z (dengan titik di atas) ذ

 - Rā´ r ر

 - Zai z ز

 - Sīn s س

 - Syīn sy ش

 Ṣād ṣ s (dengan titik di ص

bawah) 

 Dād ḍ ض

 
 
 

 

d (dengan titik di 

bawah) 
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 Tā´ ṭ t (dengan titik di ط

bawah) 

 Zā´ ẓ z (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ayn ‘ Koma terbalik ke atas´ ع

 - Gain G غ

 - Fā´ F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن 

 - Waw W و

 - Hā´ H ھ

 Hamzah ᾽ Apostrof ء

 - Yā Y ي

 

2. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 

 ditulis muta´addidah متعددّة 

 ditulis ´iddah عدةّ 

 

3. Tā’ marbūtah di akhir kata. 

a. Bila dimatikan,ditulis h: 

 ditulis hikmah حكمة 

 ditulis jizyah جزیة



 

xvii 
  

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan 

sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila Ta’ marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 ´ditulis karāmah al-auliyā كرامة الأولیاء

c. Bila Ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t 

 ditulis zākat al-fitr زكاة الفطري 

4. Vokal Pendek 

 َ◌ fatḥah ditulis A 

 ِ◌ kasrah ditulis I 

 ُ◌ ḍammah ditulis U 

5. Vokal Panjang 

1. fatḥah + alif ditulis Ā 

 ditulis jāhiliyyah جاھلیةّ 

2. fatḥah + ya´ mati ditulis Ā 

 ditulis tansā تنسي 

3. kasrah + ya´ mati ditulis Ī 

 ditulis karīm كریم 

4. ḍammah + wawu mati ditulis Ū 

 ditulis furūd فروض 

6. Vokal Rangkap 

1. fatḥah + ya´ mati ditulis  Ai 

 ditulis bainakum بینكم 



xviii 

2. fatḥah + wawu mati ditulis Au 

 ditulis  qaul قول

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof

 ditulis a´antum اانتم

 ditulis u´iddat اعدت

 ditulis la´in syakartum لئن شكرتم 

8. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

 ditulis al-Qur´ān القران 

 ditulis al-Qiyās القیاس

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah, ditulis dengan huruf Syamsiyah yang

mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

 ´ditulis as-samā السماء 

 ditulis asy-syams الشمس

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

 ditulis zawi al-furūd ذوى الفروض

 ditulis ahl al-sunnah اھل السنةّ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kata  ِاتٌ اءَ رَ ق   adalah bentuk jama’ dari kata  ِةٌ اءَ رَ ق   yang merupakan kata 

maṣdar dari fi‘il māḍī  َأَ رَ ق . Adapun definisi ilmu Qirā’āt menurut istilah adalah 

Ilmu mengenai cara membaca lafaẓ-lafaẓ Al-Qur’an serta perbedaan cara 

membacanya menurut versi orang yang menaqalkannya. 0F

1

Adanya alterasi bacaan dalam Al-Qur’an merupakan nikmat Allah yang 

diberikan secara spesifik kepada umat Nabi Muhammad untuk memudahkan 

dalam pelafalan dan pengucapannya. 

Pada masa Nabi Muhammad, para sahabat menerima bacaan Al-Qur’an 

secara langsung dari Rasulullah dan mereka antusias serta sungguh-sungguh 

mempelajarinya dengan berbagai macam bacaan/ qirā’ātnya. Pada masa ini 

lahirlah para ahli qirā’āt (qurrā’) dari kalangan sahabat Nabi, seperti: Ubay bin 

Ka’ab (w. 20 H/ 640 M), ‘Abdullah bin Mas’ūd (w. 32 H/ 652 M), Abū al-

Dardā (w. 32 H/ 652 M), ‘Uśmān bin ‘Affān (w. 35 H/ 655 M), ‘Alī bin Abī 

Ṭālib (w. 40 H/ 660 M), Abū Mūsā al-‘Asy’ariy (w. 44 H/ 664 M) dan Zāid 

bin Śābit (w. 45 H/ 665 M).2 

Para qurrā’ Al-Qur’an dari kelompok sahabat dalam menelaah dan 

memahami qirā’āt Al-Qur’an memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada 

yang mampu menguasai satu atau dua cara bacaan, ada yang mampu 

menguasai tiga model bacaan dan bahkan ada yang lebih dari itu.3   

1 Muhammad bin Muhammad al-Dimasqi Ibnu al-Jazarī Abū Muhammad, Munjid Al-
Muqriīn wa Mursyid Al-Ṭālibīn, (Kairo: Maktabah al-Qudsi, 2018), h. 61 

2 ‘Abd al-Hādi al-Faḍlī, Al-Qirā’āt Al-Qur’āniyah; Tārīkh wa Ta’rīf, (Beirut: Dār al-
Qalam, 2023), h. 18 

3 Muhammad ‘Abd al-‘Aẓīm al-Zurqānī, Manāhil al-Irfān fī ‘Ulūm Al-Qur’an, (Mesir: 
Maktabah ‘Isā al-Bābī al-Halābī, t.t.), Jilid 1, h. 406 
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Setelah masa sahabat berlalu, para ahli qirā’āt dari generasi tābi’īn 

mengajarkan Al-Qur’an sesuai dengan versi dan variasi qirā’āt yang mereka 

dapatkan dari para sahabat. 

Namun demikian, dalam perjalanan sejarah, muncul bacaan/ qirā’āt Al-

Qur’an yang dicurigakan dan diprediksi tidak bersumber dari Nabi. Hal ini 

disebabkan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam dan meningkatnya 

penduduk Islam dari luar kalangan bangsa Arab yang tidak mengetahui bahasa 

Arab.4 

Maka dari itu, pada pertengahan kedua abad pertama hijriah dan 

pertengahan awal abad kedua hijriah, ulama ahli qirā’āt terdesak untuk 

mengobservasi dan memilah beragam bentuk dan macam qirā’āt Al-Qur’an 

yang meluas pada waktu itu. Dari hasil telaah yang dilakukan secara ketat dan 

cermat, ditetapkan bahwa terdapat tujuh versi qirā’āt yang masyhur dan 

dilestarikan oleh para imam qirā’āt karena bacaan/ qirā’āt tersebut mutawatir, 

bersumber dari Nabi. Bacaan yang terkenal inilah kemudian dikenal dengan 

sebutan “qirā’āt saba’” atau tujuh qirā’āt.5 

Tujuh qirā’āt atau qirā’āt saba’ ini kemudian dinisbatkan (disandarkan) 

kepada para qurrā’ yang berjumlah tujuh, yaitu: Pertama, Imam Nāfi’ bin 

‘Abdurraḥmān (w. 169 H/ 785 M). Kedua, Imam ‘Abdullah bin Kaśīr (w. 120 

H/ 738 M). Ketiga, Imam Abū ‘Amr, Zabban bin al-Ala’ al-Baṣrī (w. 154 H/ 

771 M). Keempat, Imam ‘Abdullah Ibnu Āmīr al-Syāmī (w. 118 H/ 736 M). 

Kelima, Imam ‘Āṣim bin Abī an-Najud al-Kūfī (w. 128 H/ 745 M). Keenam, 

4 Muhammad bin Muhammad al-Dimasqi Ibnu al-Jazarī Abū Muhammad, An-Nasyr fī 
al-Qirā’āt al-‘Asyr, (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.), h. 9 

5 Mannā’  Khalīl al-Qaṭṭān, Mabāḥiś fī ‘Ulūm Al-Qur’an, (Kairo: Maktabah Wahbah, 
t.t.), h. 162
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Imam Hamzah bin al-Zayyāt (w. 156 H/ 772 M). Ketujuh, Imam ‘Alī bin 

Hamzah al-Kisā’ī (w. 189 H/ 804 M).6 

Selain tujuh imam di atas, Iman al-Jazarī menambahkan tiga imam lain, 

yang menurut hasil penelitiannya, ketiga imam tersebut setara dengan tujuh 

imam di atas, dalam hal standar transmisi sanadnya maupun bacaan/ 

qirā’ātnya. Ketiga imam tersebut adalah: Kedelapan, Imam Abū Ja’far bin 

Yazīd al-Qa’qā al-Madanī (w. 130 H/ 747 M). Kesembilan, Imam Ya’qūb bin 

Isḥaq al-Haḍramī al-Baṣrī (w. 205 H/ 820 M). Kesepuluh, Imam Khalaf bin al-

Bazzār al-‘Āsyir (w. 229 H/ 843 M).7 

Penisbatan qirā’āt Al-Qur’an kepada nama imam qirā’āt bukan berarti 

qirā’āt tersebut merupakan hasil karya dan rekayasa mereka. Ungkapan seperti 

qirā’āt Nāfi’, qirā’āt Ibnu Kaśīr,  qirā’āt ‘Āṣim dan yang lain hanya 

menunjukkan bahwa qirā’āt yang dinisbatkan kepada mereka adalah hasil 

penelitian dan seleksi (ikhtiyar) mereka terhadap berbagai qirā’āt yang ada. 

Kemudian mereka menggunakan bacaan/qirā’āt hasil penelitian tersebut 

secara rutin dan berkesinambungan membaca, mengajarkan dan 

melestarikannya hingga bacaan/ qirā’āt tersebut dikenal luas oleh masyarakat 

sebagai bacaannya. Meskipun pada hakikatnya bacaan tersebut bersumber dari 

Nabi Saw,. 

Oleh sebab itu, penisbatan qirā’āt kepada para imam qirā’āt sama halnya 

dengan penisbatan ḥadīś Nabi kepada imam Bukhari, imam Muslim atau imam 

al-Tirmiźī. Apabila disebutkan ḥadīts Bukhari, Muslim, atau al-Tirmiźī, maka 

dapat disimpulkan bahwa ḥadīś tersebut bukan hasil karya atau rekayasa para 

6 Abī Muhammad al-Qāsim bin Fīrruh bin Khalf bin Aḥmad al-Syāṭibī, Ḥirzul al-Amānī 
wa Wajhu al-Tahānī fī al-Qirā’āt al-Sab’, (Damaskus: Dār al-Gūśānī li al-Dirāsāt al-
Qur’āniyyah, 2013), h. 3-4 

7 Muhammad bin Muhammad al-Dimasqi Ibnu al-Jazarī Abū Muhammad, Al-Durrah 
al-Muḍiyah fī al-Qirā’āt al-Śalāts al-Marḍiyyah, (Damaskus: Dār al-Gūśānī li al-Dirāsāt al-
Qur’aniyyah, 2013), h. 1 
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imam tersebut. Namun, para imam tersebut hanya menyeleksi dan 

meriwayatkannya. Demikian pula qirā’āt Al-Qur’an yang dinisbatkan kepada 

imam qirā’āt. 

Dari penjelasan di atas dapat pengertian bahwa imam qirā’āt adalah 

mereka yang menyeleksi dan meriwayatkan bacaan qirā’āt dari berbagai versi 

dan variasi qirā’āt Al-Qur’an yang berkembang pada waktu itu menjadi tujuh 

ditambah tiga versi qirā’āt yang populer dan dilestarikan mereka karena 

bacaan/ qirā’āt tersebut mutawatir, bersumber dari Nabi.  

Selanjutnya mereka disebut Qāri’ yaitu orang yang menghafal Al-Qur’an 

di dalam hatinya.8 Qāri’ terbagi menjadi tiga. Pertama, Qāri’ Pemula yaitu 

orang yang memiliki tiga riwayat.9 Kedua, Qāri’ Pertengahan yang memiliki 

empat sampai lima riwayat.10 Ketiga, Qāri’ Pemuncak yang menguasai 

sebagian besar riwayat dimulai dari enam riwayat.11 

Rāwī adalah orang yang meriwayatkan bacaan Al-Qur’an atau riwayat-

riwayat bacaan Al-Qur’annya dari Imam/ Qāri’. Seperti, Ḥafs sebagai rawinya 

Imam ‘Āṣim dan Qālūn sebagai rawinya Imam Nāfi’.12 

Ṭarīq secara bahasa artinya jalan. 

Ṭarīq secara istilah ada dua makna. Pertama, Ṭarīq adalah perbedaan 

bacaan yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil dari rawi dan 

seterusnya sampai ke bawah di masa sekarang. Contohnya adalah ṭarīq Azraq 

dari Warsy dari Nāfi’ dan Aṣbahānī dari Warsy dari Nāfi’. Azraq untuk lafaẓ 

لوةُ الصَ     menebalkan huruf lam sedangkan Aṣbahānī menipiskannya. Kedua,

8 ‘Abd al-‘Aliy al-Mas’ūl, Mu’jam Muṣṭalaḥāt ‘Ilmi al-Qirā’āt al-Qur’āniyyah, (Kairo: 
Dār al-Salām, 2011), h. 266 

9 Syam al-Dīn Abī al-Khair Muhammad Ibnu al-Jazarī, Munjidul Muqriī’n wa 
Mursyidul Ṭālibīn, (Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1350), h. 61 

10 Aḥmad bin Muhammad Al-Bannā, Ittihāf Fuḍalā’ al-Basyar bi al-Qirā’āt ‘Arba‘ata 
‘Asyar, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1987), Jilid 1, h. 62 

11 Ibnu al-Jazarī, Munjidul Muqriī’n wa Mursyidul Ṭālibīn, h. 61 
12 al-Mas’ūl, Mu’jam Muṣṭalaḥāt ‘Ilmi al-Qirā’āt al-Qur’āniyyah, h. 216 
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Ṭarīq dinisbatkan kepada nama kitab dalam ilmu qira’at seperti ṭarīq al-Hirz 

dan ṭarīq al-Ṭayyibah atau kepada penulis kitab qira’at seperti ṭarīq al-Syatibī 

dan ṭarīq Ibnu al-Jazarī.13 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan perbedaan qirā’at, 

riwāyat dan ṭarīq, yaitu: 

Qirā’at : Pilihan bacaan Al-Qur’an yang dinisbatkan kepada salah satu 

imam qirā’at yang mana Ia telah menerima bacaan itu secara talaqqi dan 

memiliki sanad yang tersambung kepada Rasulullah. 

Riwāyat : Bacaan Al-Qur’an yang dinisbatkan kepada perawi dari Imam 

qirā’at yang dalam literatur ilmu qirā’āt rāwī biasanya terdiri dari dua orang. 

Ṭarīq  : Bacaan Al-Qur’an yang biasanya dinisbatkan kepada penukil 

dari rāwī. 

“Bacaan yang dinisbatkan kepada Imam dinamakan qirā’āt, bacaan 

yang dinisbatkan kepada rāwī namanya riwāyat, bacaan yang 

dinisbatkan kepada penukil disebut ṭarīq.” 

Ada dua pendapat tentang kapan Ilmu qirā’āt di turunkan, pendapat 

pertama: mengatakan bahwa qirā’āt mulai diturunkan di Makkah bersamaan 

dengan turunnya Al-Qur’an. Mereka yang memegang pendapat ini 

mengemukakan alasan bahwa sebagian besar surat-surat Al-Qur’an adalah 

Makkiyah dimana terdapat juga di dalamnya permasalahan qirā’āt 

sebagaimana yang terdapat dalam surat-surat Madaniyah. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa qirā’āt itu sudah mulai diturunkan sejak di Makkah.14 

Pendapat kedua mengatakan bahwa qirā’āt mulai diturunkan di Madinah 

sesudah peristiwa hijrah, dimana orang-orang yang masuk Islam sudah banyak 

13 ‘Abd al-‘Aliy al-Mas’ūl, Mu’jam Muṣṭalaḥāt ‘Ilmi al-Qirā’āt al-Qur’āniyyah, 
(Kairo: Dār al-Salām, 2011), h. 245 

14 Muhammad Salim Muhaisin, Fī Riḥāb Al-Qur’an Al-Karīm, (Kairo: Maktabah al-
Kulliyāt al-Azhariyyah, t.t.), Jilid 1, h. 233 
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dan saling berbeda ungkapan bahasa Arab dan dialeknya. Allah memberikan 

kemudahan kepada hamba-Nya untuk membaca Al-Qur’an dalam pilihan 7 

huruf. 

Pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imām Muslim 

dalam kitab ṣaḥīḥ-nya:  

ارِ فأََتَاهُُ جِبرْيِْلُ  عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنيِ غَفَّ 

عَافاَتهَُ  وَ مَغْفِرتَهَُ وَأنََّ أمُّتيِْ لاَ  فَـقَالَ إِنَّ اللهَ َ�ْمُرُكَ أَنْ تَـقْرأََ أمَُّتَكَ الْقُرآنَ عَلَى حَرْفٍ فَـقَالَ أَسْأَلُ الَلهَ مُ 

قاَلَ أَسْأَلُ اللهَ مُعَافاَتهَُ تُطِيْقُ ذَلِكَ ثمَُّ أتََاهُ الثَّانيَِةَ فَـقَالَ إِنَّ اللهَ َ�ْمُرُكَ أَنْ تَـقْرأََ أمَُّتَكَ القُرْآنَ عَلَى حَرْفَينِْ  

ذَلِكَ ثمَُّ جَاءَهُ الثَّالثَِةَ فَـقَالَ إِنَّ اللهَ َ�مُرُكَ أَنْ تَـقْرأََ أمَُّتَكَ القُرْآنَ عَلَى ثَلاَثةَِ    وَ مَغْفِرتَهَُ وَ أَنَّ أمَُّتيِْ لاَ تُطِيْقُ 

 َ�ْمُرُكَ فَـقَالَ إِنَّ اللهَ أَحْرُفِ قاَلَ أَسْأَلُ اللهُ مُعَافاَتهَُ وَ مَغْفِرتَهَُ وَ أَنَّ أمَُّتيِْ لاَ تُطِيْقُ ذَلِكَ ثمَُّ جَاءَهُ الرَّابيَِةُ  

اَ حَرْفٍ قَـرَؤُوا فَـقَدْ أَصَابُـوْا. عَةِ أَحْرُفٍ فأََيمُّ  15أَنْ تَـقْرأََ أمَُّتّكّ القُرْآنَ عَلَى سَبـْ

Dari ’Ubay bin Ka‘ab ra,. bahwasanya Nabi Saw,. ketika berada di 

tempat sumber air Banī Gaffār mengatakan bahwa Jibrīl mendatangi 

Nabi Muhammad Saw,. dan berkata: “Sesungguhnya Allah 

memerintahkan engkau untuk mengajarkan Al-Qur’an kepada umatmu 

dalam satu huruf.” Lalu Nabi Saw,. berkata: “Aku memohon kepada 

Allah ampunan dan kemurahan-Nya. Sesungguhnya umatku tidak 

sanggup yang demikian itu (bacaan Al-Qur’an hanya dalam satu 

huruf).” Kemudian Jibrīl datang yang kedua kalinya dan berkata: 

“Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk mengajarkan Al-

Qur’an kepada umatmu dalam dua huruf.” Nabi pun berkata: “Aku 

memohon kepada Allah ampunan dan kemurahan-Nya. Sesungguhnya 

15 Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitāb Faḍā’il Al-Qur’an wa Mā 
Yata‘allaqa Bihi Bāb Bayān Anna Al-Qur’an Unzila ‘alā Sab‘ati Aḥrūf wa Bayān Ma‘nāhā No. 
821. Lihat: Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ 
Muslim, (Riyāḍ: Dār al-Salām, 2008), Cet. IV, h. 806 
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Allah umatku tidak sanggup yang demikian itu (bacaan Al-Qur’an dalam 

dua huruf).” Kemudian Jibrīl datang lagi untuk ketiga kalinya dan 

berkata: “Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk 

mengajarkan Al-Qur’an kepada umatmu dalam tiga huruf.” Nabi pun 

masih mengatakan:  “Aku bermohon kepada Allah ampunan dan 

kemurahan-Nya. Sesungguhnya umatku tidak sanggup yang demikian itu 

(bacaan Al-Qur’an dalam tiga huruf).” Kemudian Jibrīl datang lagi 

untuk keempat kalinya dan berkata: “Sesungguhnya Allah 

memerintahkan engkau untuk mengajarkan Al-Qur’an kepada umatmu 

dalam tujuh huruf. Maka dengan huruf yang manapun mereka baca, 

mereka itu telah benar.”16 

Hadis menunjukkan tentang waktu bolehnya membaca Al-Qur’an 

dengan tujuh huruf yaitu sesudah hijrah, sebab sumber air Banī Gaffār itu 

letakknya dekat kota Madinah.17 

Kuatnya pendapat kedua ini, tidak berarti menolak membaca surat-surat 

yang diturunkan di Makkah dalam tujuh huruf, karena adanya hadis: 

يَاةِ رَسُولِعَنْ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَـقُوْلُ سمَِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَـقْرأَُ سُوْرةََ الْفُرْقاَنِ فيِ حَ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَسْتَمِعْتُ لقِِرأَتَهِِ فإَِذَا هُوَ يَـقْرأَهَُا عَلَى حُرُوْفٍ كَثِيرٍ لمَْ   يُـقْرئِْنِهَا رَسُولُ اللهِاللهِ صَلَّى اللهُ 

تُهُ بِردَِائِ  هِ فَـقُلْتُ مَنْ أقَـْرأََكَ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدْتُ أسَُاوِرهُُ فيِ الصَّلاَةِ فاَنْـتَظَرْتهُُ حَتىَّ سَلَّمَ ثمَُّ لبَِبـْ

عْتُكَ تَـقْرأَ؟ُ قاَلَ أقَـْرأَنَيِـْهَا رَسُ  ولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَـوَاللهِهَذِهِ السُّوْرةََ الَّتيِ سمَِ

عْتُكَ تَـقْرأَهَُا  فاَنْطلََقْتُ أقَُودُهُ إِلىَ   إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقَـْرأََنيِْ أقَـْرأََكَ هَذِهِ السُّوْرةََ الَّتيِ سمَِ

16 Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Ensiklopedia Hadis Shahih Muslim, 
(Jakarta: Al-Mahira, 2012), Jilid 1, h. 372 

17 Muhammad Al-Zafzāf, Al-Ta‘rīf bi Al-Qur’ani wa Al-Ḥadīś, (Beirūt: Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 39 
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نِ عَلَى حُرُوْفٍ  رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقُلْتُ َ� رَسُولَ اللهِ إِنيِّ سمَِعْتُ هَذَا يَـقْرأَُ بِسُوْرةَِ الْفُرْقاَ 

سَلَّمَ أرَْسِلْهُ َ� عُمَرُ إِقـْرأَْ َ�  لمَْ تُـقْرئِنِِيـْهَا. وَأنَْتَ أقَـْرأَتَْنيِْ سُوْرةََ الْفُرْقاَنِ فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ 

عْتُهُ يَـقْرَؤُهَا قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَ  ذَا أنُْزلَِتْ ثمَُّ قاَلَ هِشَامُ فَـقَرأََ عَلَيْهِ الْقِراِءِةَ الَّتيِ سمَِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقـْرأَْ َ�   عَلَيْهِ  رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ  عُمَرُ فَـقَرأَْتُ الْقِراَءَةَ الَّتيِ أقَـْرأََنيِ  رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ 

عَةِ أَحْرُفٍ وَسَلَّمَ فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَالِكَ أنُْزلَِتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أنُْزلَِتْ عَلَى  سَبـْ

 18مِنْهُ.فاَقـْرَؤُا مَا تَـيَسَّرَ 

Bahwasanya ‘Umar bin Khaṭṭāb ra,. berkata: “Aku mendengar Hisyām 

bin Ḥakīm membaca surat al-Furqān pada waktu Rasulullah Saw,. masih 

hidup. Lalu aku  mendengar bacaannya dan ia membacanya (yaitu surat 

al-Furqān) dalam banyak huruf, dimana Rasulullah Saw,. tidak pernah 

mengajarkannya kepadaku. Hampir saja aku menariknya sewaktu ia 

masih shalat, namun kutunggu sampai salam. Kemudian aku 

menariknya dengan selendang yang melilit dilehernya seraya berkata: 

‘Siapa yang mengajarkan kepadamu surat ini sebagaimana aku dengar 

engkau baca tadi?’ Dia menjawab: ‘Rasulullah Saw,. telah mengajarkan 

kepadaku’ . Kukatakan kepadanya: ‘Engkau bohong! Demi Allah, 

sesungguhnya Rasulullah Saw,. telah mengajarkan padaku surat yang 

kudengar engkau baca tadi’. Kemudian aku menyeretnya (menghadap) 

kepada Rasulullah Saw,. dan lantas aku berkata: ‘Ya Rasulullah! 

Sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca surat al-Furqān 

dengan huruf yang tidak (sebagaimana) engkau ajarkan padaku, 

18 Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dalam Kitāb Faḍā’il Al-Qur’an Bāb 
Unzila Al-Qur’an ‘alā Sab‘ati Aḥrūf No. 4992. Lihat: Abī ‘Abdillah Muhammad bin ’Ismā‘īl 
bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, (Riyāḍ: Dār al-
Salām, 2008), Cet. IV, h. 433 
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sedangkan engkau telah mengajarkannya kepadaku’. Maka Rasulullah 

Saw,. berkata: ‘Lepaskan dia wahai ‘Umar! Bacalah Hisyām.’ Maka 

Hisyām  pun membacanya sebagaimana kudengar bacaannya tadi. 

Rasulullah Saw,. bersabda; ‘Demikianlah Al-Qur’an diturunkan. 

Kemudian Rasulullah Saw,. berkata: ‘Bacalah wahai ‘Umar!’ Maka aku 

pun membacanya sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah Saw,. 

kepadaku. Setelah itu Rasulullah Saw,. bersabda:’Demikianlah Al-

Qur’an diturunkan. Sesungguhnya Al-Qur’an diturunkan “Sab‘ati Aḥruf 

“(dalam tujuh huruf), maka bacalah oleh kamu apa yang mudah dari 

antara huruf-huruf itu.19 

‘Umar bin Khaṭṭāb dan Hisyām bin Ḥakīm mengenai perselisihan 

mereka dalam membaca surat Al-Furqān -yang termasuk surat makkiyah- jelas 

menunjukkan bahwa surat-surat makkiyah juga dalam tujuh huruf. Dalam 

ḥadīś ini menjelaskan bagaimana para sahabat sangat hati-hati dan ketat sekali 

dalam menjaga Al-Qur’an serta melafalkannya sebagaimana yang diterima 

atau mereka dengar dari Rasulullah Saw,.  

Ilmu qirā’āt tumbuh pada masa Nabi dan berkembang di masa sahabat 

ketika mereka berpencar ke berbagai pelosok negeri untuk mendakwahkan 

Islam. 

Di Indonesia, Ilmu qirā’āt dikembangkan sepulangnya ulama nusantara 

dari timur tengah, seperti Syaikh Muhammad Mahfuzh Tarmasi dari Pacitan, 

semua individu berkewajiban menyebarkan ilmu qirā’āt walau orang itu kuliah 

di jurusan bidang fikih, karena semua ilmu agama wajib dipelajari, apalagi 

ilmu qirā’āt bagian dari ilmu Al-Qur’an.20 

19 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ensiklopedia Hadis Shahih Al-
Bukhari, (Jakarta: Al-Mahira, 2011), Jilid 2, h. 311-312 

20 Ceramah Said Aqil Husein Munawwar di Seminar Internasional Markaz Qira’at 
Indonesia, Zoom, 25 Februari 2023 
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Ilmu qirā’āt mulai nampak sekembalinya Mbah Munawwir (KH. 

Munawwir bin Abdullah Rasyad bin Mbah Hasan Basori [w. 1942  M]) dari 

tanah Hijaz pada tahun 1909 M setelah bermukim di dua kota suci, selama 16 

tahun di Makkah dan 5 tahun di Madinah.20F

21

Dalam penelitian yang dilakukan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 

di Indonesia diketahui bahwa dari mushaf-mushaf kuno yang beredar di 

beberapa daerah di Indonesia, penulisnya membubuhkan bacaan-bacaan lain 

selain Ḥafṣ ‘an ‘Āṣim, seperti bacaan Qālūn. Dalam penelitian ini sanad 

riwayat para huffāź bermuara pada lima orang tokoh yaitu: KH. Muhammad 

Munawwir (Krapyak, Yogyakarta), KH. Muhammad Sa‘id bin Isma‘il 

(Sampang, Madura), KH. Muhammad (Sidayu, Gresik), KH. Muhammad 

Mahfuzh at-Tarmasi (Termas, Pacitan), dan KH. Dahlan Khalil (Rejoso, 

Jombang).22  

Pada masa kini ilmu qirā’āt mulai bangkit kembali, hal ini diketahui 

dengan beberapa perguruan tinggi yang memfokuskan jurusan di bidang Al-

Qur’an, seperti Universitas PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an) Jakarta, 

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, pesantren-pesantren Al-Qur’an dan 

ditemukan juga para komunitas-komunitas kajian ilmu qirā’āt bahkan di 

masjid sudah diperdengarkan beragam bacaan qirā’āt oleh para alumni lulusan 

timur tengah tempat mereka belajar ilmu qirā’āt. 

Menteri agama Said Aqil Husein Munawwar pada tahun 2002 M ketika 

menjabat mengeluarkan kebijakan untuk mengikutsertakan cabang qirā’āt 

dalam MTQ dan STQ di Indonesia, walau hanya qirā’āt ṡalāṡah, ini merupakan 

21 Wawan Junaidi, Sejarah Qira’at Al-Qur’an di Nusantara, (tt.p.: Pustaka Stainu, 
2008), h. 1 

22 M. Syatibi AH, “Pendahuluan”, dalam Muhammad Shohib dan M. Bunyamin YS 
(ed.), Memelihara Kemurnian Al-Qur’an, Profil Lembaga Tahfizh Al-Qur’an di Nusantara, 
(Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011), Cet. I, h. 9 
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usaha dan sosialisasi dari ulama nusantara dalam perkembangan ilmu qirā’āt 

di Indonesia.23 

Di tengah pandemi virus Corona, masyarakat diimbau untuk berada di 

rumah saja. Segala bentuk kegiatan yang mengundang kerumunan massa 

ditiadakan, bahkan merambah ke ranah ibadah seperti shalat jama’ah, 

masyarakat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Hal tersebut 

sebagai upaya memutus atau setidaknya meminimalisasi rantai persebaran 

Covid-19. Alhasil, banyak aktivitas yang sedianya dilakukan dengan bertemu 

langsung di dunia nyata, digantikan dengan cara online atau daring. 

Diantaranya pengajian online. 

Para kiai dan pengajar yang biasanya mengajar secara langsung dengan 

pelajar, santri-santri dan masyarakat di ruangan, masjid atau tempat lainnya, 

berganti sistemnya dengan mengadakan pengajian yang disiarkan langsung via 

berbagai platform media sosial. Para murid dan masyarakat dapat menyimak 

dan menyaksikan penjelasan mereka di rumah masing-masing.   

Berdasarkan penelitian awal (Preleminary Research), analisis penulis 

sebagai mustami‘ (pendengar) di ḥalaqah qirā’āt Jum’at yaitu salah satu 

ḥalaqah yang diasuh oleh Ahsin Sakho Muhammad secara online, ditemukan 

semangat para pengkaji dan penghafal Al-Qur’an dalam mempelajari ilmu 

qirā’āt pada ḥalaqah qirā’āt Jum’at.  

Dinamakan ḥalaqah qirā’āt Jum’at karena ḥalaqah ini diadakan setiap 

hari Jum’at setelah shalat subuh melalui media online aplikasi zoom karena 

latar belakang peserta berasal dari berbagai pelosok daerah yang tidak 

memungkinkan dijadikan kajian tatap muka (offline). 

23 Ahsin Sakho Muhammad, Membumikan Ulumul Qur’an, (Jakarta: Qaf Media 
Kreativa, 2019), h. 86 
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Sebelum mempraktikkan bacaan qirā’āt, para peserta terlebih dahulu 

menyetorkan hafalan bait matan syāṭibiyah dan sebagai penutup miskul khitam 

dibacakan qirā’āt dengan bacaan mujawwad.  

Dari dorongan ini, penulis menulis tesis yang berjudul “TALAQQI 

MUSYĀFAHAH DALAM ḤALAQAH QIRĀ’ĀT  (ANALISIS TEORI DAN 

PRAKTIK PENGAJARAN ILMU QIRĀ’ĀT AHSIN SAKHO 

MUHAMMAD)” dengan harapan bisa mengetahui bagaimana teori dan 

praktik pengajaran Ahsin Sakho Muhammad pada ḥalaqah qirā’āt yang 

diasuhnya. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, ada beberapa 

masalah yang diidentifikasikan kepada pernyataan-pernyataan berikut: 

a. Menjelaskan maksud dari talaqqi musyāfahah dalam ḥalaqah

qirā’āt.

b. Menganalisis model pengajaran ilmu qirā’āt Ahsin Sakho

Muhammad.

c. Menyebutkan ḥalaqah-ḥalaqah ilmu qirā’āt Ahsin Sakho

Muhammad.

2. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dari identifikasi permasalahan di atas yang akan dibahas dalam 

tesis ini akan dirumuskan dan dibatasi dalam beberapa poin masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana peran Ahsin Sakho Muhammad dalam

mengembangkan ilmu qira’at di Indonesia.
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b. Bagaimana teori dan praktik pengajaran ilmu qirā’āt Ahsin Sakho

Muhammad pada ḥalaqah qirā’āt online dan offline.

c. Bagaimana kontribusi peserta ḥalaqah qirā’āt dalam

mengembangkan ilmu qirā’āt.

C. Tujuan Penulisan 

Dari perumusan dan pembatasan masalah diatas, maka tujuan penulisan 

tesis ini adalah : 

1. Menganalisa bentuk kontribusi Ahsin Sakho Muhammad dalam

mengembangkan ilmu qirā’āt di Indonesia.

2. Membangun konsep bagaimana Ahsin Sakho Muhammad menyiapkan

generasi penerus agar ilmu qirā’āt terus berkembang di masa depan.

3. Membuktikan relevansi kontribusi Ahsin Sakho Muhammad terhadap

masa depan ilmu qirā’āt di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian 

Dari beberapa tujuan penulisan di atas, dapat diambil kegunaan 

penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis adalah : 

1. Membuka jalan penulisan selanjutnya yang berhubungan dengan

bagaimana usaha ulama nusantara dalam mengembangkan ilmu qirā’āt di

Indonesia.

2. Memberi informasi tentang peran ulama yang ahli dalam bidang ilmu

qirā’āt mengembangkan ilmu qirā’āt di Indonesia.

3. Menyajikan argumentasi keunggulan dan kelebihan seorang ulama ahli

qirā’āt dalam mengembangkan ilmu qirā’āt di Indonesia.

Adapun manfaat praktisnya adalah : 
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1. Memotivasi para pengkaji dan penghafal Al-Qur’an agar tidak

mencukupkan dengan bacaan dan hafalan Al-Qur’an saja, melainkan

memperdalam ilmunya dengan mempelajari ilmu qirā’āt.

2. Menginspirasi pemerhati ilmu agar ikut serta dalam mengembangkan ilmu

qirā’āt di Indonesia khususnya.

3. Memudahkan generasi penerus untuk melanjutkan estafet dalam

mengembangkan ilmu qirā’āt di Indonesia.

4. Menerapkan ilmu qirā’āt di daerah-daerah pelosok Indonesia.

E. Kajian Pustaka 

Bagaimana peran Ahsin Sakho Muhammad dalam mengembangkan 

ilmu qirā’āt, sepengetahuan penulis belum ada yang menulisnya. Sedangkan 

bagaimana ilmu qirā’āt berkembang di Indonesia sudah  ada,  diantara 

misalnya: 

Ita Rahmania Kusumawati (2017), “Sanad, Riwayat, dan Tharaq: 

Tradisi Qirā’āt Al-Qur’an di Indonesia”.24 Dalam disertasi ini membahas 

tentang pelestarian kajian Qira’at Al-Qur’an di Indonesia. Memiliki persamaan 

dengan penelitian yang akan ditulis yaitu sama-sama membahas bagaimana 

ilmu qirā’āt berkembang dan upaya kajian qirā’āt melestarikan ilmu qirā’āt di 

Indonesia. Tentu saja dalam disertasi ini lebih dalam dan lebih luas 

pembahasannya sedangkan dalam penelitian ini khusus pada ḥalaqah tertentu. 

Achmad Khotib (2015), “Eksistensi Qirā’ā Sab‘ah di Indonesia (Antara 

Teori dan Praktek)”. Dalam tesis ini memaparkan bagaimana eksistensi qirā’āt 

sab‘ah di masyarakat luas secara umum, antara teori dan prakteknya di 

Indonesia. Agar ilmu ini tidak hanya sekedar dikonsumsi oleh orang-orang 

24 Ita Rahmania Kusumawati, “Sanad, Riwayat, dan Tharaq: Tradisi Qira’at Al-Qur’an 
di Indonesia”, Disertasi, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, 2017, h.1. Tidak 
Diterbitkan (t.d) 
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tertentu saja melainkan dapat diakses secara mudah oleh siapa saja.25 

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menulis tentang 

bagaimana ilmu qirā’āt berkembang di Indonesia, sedangkan perbedaannya 

ialah penulis khusus menulis kontribusi Ahsin Sakho Muhammad dalam ilmu 

qirā’at, tidak secara umum saja. 

Muhammad Roihan Nasution (2019), “Qirā’āt Sab’ah, Khazanah 

Bacaan Al-Qur’an Teori dan Praktek”. Buku ini berisi panduan cara membaca 

qirā’āt disertai dalil-dalil dan contoh.26 Persamaan buku ini dengan penelitian 

yang akan ditulis adalah sama-sama menjelaskan teori dan praktek qirā’āt, 

sedangkan pada penelitian ini khusus pada ḥalaqah tertentu. 

Wawan Djunaedi (2008), “Sejarah Qirā’āt Al-Qur’an di Nusantara”. 

Dalam buku ini penulis ingin memberi tahu kepada masyarakat Indonesia gaya 

bacaan yang dilantunkan adalah hanya salah satu gaya dari qirā’āt sab‘ah.27 

Persamaan dari buku ini dengan penelitian yang penulis akan teliti yaitu sama-

sama menjelaskan secara umum apa itu qirā’āt sab’ah, sedangkan 

perbedaannya tentu saja penulis akan menulis bagaiamana peran Ahsin Sakho 

Muhammad dalam mengembangkan ilmu qirā’āt di Indonesia. 

Ghozi Mubarok dan Lidia Candra Sari (2019), “ Rutinitas Ḥalaqah 

Qirā’āt Sab’ah (Kajian Living Qur’an di Pondok Pesantren Zainul Ibad 

Prenduan Sumenep Madura)”.28 Memiliki kesamaan dalam pembahasan 

ḥalaqah qirā’āt namun di tempat yang berbeda. 

25 Achmad Khotib, “Eksistensi Qirā’āt Sab‘ah di Indonesia (Antara Teori dan Praktek)”, 
Tesis, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2015, h. 1 

26 Muhammad Roihan Nasution, “Qirā’āt Sab’ah, Khazanah Bacaan Al-Qur’an Teori 
dan Praktek”, (Medan: Perdana Publishing, 2019), h. 1 

27 Wawan Djunaedi, Sejarah Qirā’āt Al-Qur’an di Nusantara, (Jakarta: Pustaka 
STAINU, 2008) 

28 Ghozi Mubarok dan Lidia Candra Sari, “Rutinitas Ḥalaqah Qirā’āt Sab’ah (Kajian 
Living Qur’an di Pondok Pesantren Zainul Ibad Prenduan Sumenep Madura)”, dalam Jurnal 
Dirosat, Vol 4, No. 2 Desember 2019, h. 47-56 
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Shofaussamawati (2019) “Peran KH. Muhammad Arwani dalam 

Perkembangan Ilmu Qirā’āt di Indonesia”. Dalam jurnal ini menuliskan 

bagaimana peran seorang ulama yang mempunyai konsentrasi dalam ilmu 

qira’at yaitu KH. Muhammad Arwani dan bagaimana peran beliau 

mengembangkan ilmu qirā’āt di Indonesia.29 Dalam jurnal ada kesamaan 

penulisan bagaimana peran ulama yang ahli dalam bidang qirā’āt 

mengembangkan ilmu tersebut di Indonesia, hanya saja tokoh yang dibahas 

berbeda. 

Fathul Amin (2019) “Sejarah Qirā’āt Imam ‘Āṣim di Nusantara”. 

Artikel ini membahas tentang Sejarah Qirā’āt di Nusantara, untuk mengetahui 

bacaan yang digunakan di Nusantara.30  Artikel ini hanya membahas bacaan 

yang khusus dibaca di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan ditulis 

bagaimana bacaan selain riwayat Ḥafṣ juga mulai berkembang di Indonesia. 

Faridatus Sa’adah (2019), “Perkembangan Qirā’āt di Indonesia Tradisi 

Penghafalan Qirā’āt Sab‘ah dari Ahlinya yang Bersanad”. Artikel ini 

bertujuan untuk menghimpun dan mengeksplorasi informasi tentang 

ahli/penghafal qirā’āt sab‘ah yang bersanad.31  

Beberapa buku atau karya ilmiah yang telah ditulis tentang bagaimana 

ilmu qirā’āt berkembang di Nusantara, sedangkan dalam penelitian ini, penulis 

akan menulis penelitian bagaimana kontribusi Ahsin Sakho Muhammad secara 

individu dalam mengembangkan ilmu qirā’āt di Indonesia.  

29 Shofaussamawati, “Peran Kh. Muhammad Arwani dalam Pengembangan Ilmu 
Qira’at Di Indonesia”, dalam Jurnal Hermeneutik, Vol. 11 No. 1 Mei 2019, h. 51-67 

30 Fathul Amin, “Sejarah Qirā’āt Imam ‘Āṣim di Nusantara”, dalam Tadris: Jurnal 
Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam, Vol. 13 No. 1 November 2019, h. 28 

31 Faridatus Sa’adah, “Perkembangan Qirā’āt di Indonesia Tradisi Penghafalan Qirā’āt 
Sab‘ah dari Ahlinya yang Bersanad”, dalam Jurnal Suhuf, Vol. 12 No. 2 Desember 2019, h. 
201-205 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penulisan

Pengambilan data  dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan 

(Library Research) yaitu mencari data-data yang berhubungan dengan 

tema. Jenis penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian kualitatif 

yaitu suatu proses pengkajian dan pembacaan yang berdasarkan kepada 

metodologi yang menganalisis bagaimana ilmu qirā’āt berkembang di 

Indonesia31F

32. Peneliti yang menjadi instrumen kunci dalam penelitian

kualitatif, mencoba menelaah asal usul dan berkembangnya ilmu qirā’āt 

masuk ke Nusantara. Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan 

kajian kepustakaan dan wawancara serta melakukan observasi dari karya-

karya Ahsin Sakho Muhammad. 

2. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sukender. 

a. Sumber data primer, yaitu; wawancara (Interview) Ahsin Sakho

Muhammad dan observasi dari karya-karyanya.

b. Sumber data sekunder, yaitu; buku atau jurnal atau data-data

pendukung lainnya guna menghimpun informasi dari kepustakaan

(Library Research). Melalui kajian kepustakaan ini, penulis mencoba

mempelajari data-data yang berkaitan dengan tema ini untuk

mendapatkan informasi bagaimana upaya Ahsin Sakho Muhammad

dalam mengembangkan ilmu qirā’āt di Indonesia.

32 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 
11 
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3. Metode Pembahasan

Metode yang akan digunakan adalah perpaduan antara metode 

Istinbāṭī, kajian keperpustakaan dan metode wawancara (interview). 

Metode Istinbāṭī yaitu suatu metode yang mulai dari teori umum menuju 

teori khusus dengan mengambil berbagai kesimpulan di tengah proses 

tersebut.33  

Selain itu metode lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kajian kepustakaan (Library Research), yaitu mencari data-data yang 

berkaitan dengan tema bagaimana usaha kontribusi Ahsin Sakho 

Muhammad terhadap ilmu qirā’āt di Indonesia.  

Metode yang ketiga adalah metode wawancara (interview) yang 

bersumber dari Ahsin Sakho Muhammad, keluarganya dan murid-

muridnya. Baik secara langsung atau media online. 

Jadi analisis dalam penelitian ini memaparkan dan mengkaji data-

data yang tersedia. Adapun teknisnya yaitu: reduksi data, penyajian data 

dan verifikasi data. 

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam tesis ini menyesuaikan pada buku Pedoman 

Penulisan Proposal, Tesis dan Disertasi edisi revisi tahun 2021 oleh tim 

penulis Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. 

G. Sistematika Penulisan 

Tesis yang diberikan judul ‘Talaqqi Musyāfahah dalam Ḥalaqah  

Qirā’āt (Studi Analisis Teori dan Praktik Pengajaran Ilmu Qirā’āt Ahsin 

Sakho Muhammad)’ ini disusun dalam lima bab. 

33 Muhammad ‘Abd al-Salām, Manāhij al-Baḥśi fī al-‘Ulūm al-Ijtimā’iyah wa al-
Insāniyyah, (t.tp: Maktabah al-Nūr, 2020), h. 190 
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Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang konsep dasar dari 

penulisan, yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan 

penulisan, kegunaan penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II memaparkan diskursus tentang talaqqi musyāfahah dalam ḥalaqah 

ilmu qirā’āt, meliputi tinjauan umum makna talaqqi, sejarah pembukuan ilmu 

qirā’āt dan kitab-kitab ilmu qirā’āt kemudian menjelaskan talaqqi musyāfahah 

dalam ḥalaqah ilmu qirā’āt online dan offline serta perbedaan kedua media 

tersebut. 

Bab III menjelaskan riwayat hidup Ahsin Sakho Muhammad, kelahiran, 

pertumbuhan dan pengabdiannya kepada Islam dan Kaum Muslimin, 

bagaimana latar belakang keilmuan dan perannya dalam bidang ilmu qirā’āt, 

dan karya-karyanya. 

Bab IV menganalisis model pengajarannya di ḥalaqah-ḥalaqah ilmu 

qirā’āt, menyebutkan teori serta praktik yang digunakannya dalam pengajaran 

ilmu qirā’āt. 

Bab V Kesimpulan dan Saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penulis menyimpulkan bahwa diantara peran Ahsin Sakho Muhammad 

dalam mengembangkan ilmu qirā’āt di Indonesia yaitu: 

1. Tidak memberikan persayaratan yang sulit bagi penuntut ilmu qirā’āt,

sehingga semua kalangan dan semua usia bisa mempelajari ilmu

qirā’āt selagi ada keinginan belajar ilmu qira’at dan lancar membaca

Al-Qur’an.

2. Mempermudah materi qirā’āt dengan buku rujukan yang ditulis

langsung oleh Ahsin Sakho Muhammad yaitu kitab Manba‘ al-

Barakāt.

3. Mengisi seminar-seminar ilmu qirā’āt baik nasional maupun

internasional.

4. Menjadi dewan hakim dalam cabang qirā’āt pada Musabaqah Tilawah

Al-Qur’an nasional maupun internasional.

Pengajaran ilmu qirā’āt yang diampu oleh Ahsin Sakho Muhammad 

meliputi tiga ḥalaqah, yaitu: 

Pertama adalah ḥalaqah offline yang berlokasi di Cirebon dengan latar 

belakang peserta dari kalangan masyarakat umum yang sudah lancar membaca 

Al-Qur’an riwayat Ḥafṣ. 

Kedua adalah ḥalaqah online yang diikuti oleh para peserta dari kalangan 

qurrā’ dan ḥuffāẓ.  

Ketiga adalah ḥalaqah online oleh para kader qirā’āt dari kalangan 

qurrā’, ḥuffāẓ, akademisi dan praktisi. 

Adapun teori dan prakti dari masing-masing ḥalaqah, yaitu: 
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1. Ḥalaqah pertama, dalam pengajaran ilmu qirā’āt menggunakan teori

pembahasan per satu riwayat  dengan praktik Ifrād al-Qirā’āt. Dimana

peserta membaca Al-Qur’an dengan qirā’at yang ditentukan per satu

halaman secara bergantian disimak dan dikoreksi oleh Ahsin Sakho

Muhammad.

2. Ḥalaqah kedua, menyajikan penjelasan kitab Syarḥ Matn Al-

Syāṭibiyyah Taqrīb Al-Ma‘ānī. Materi disajikan dengan menjelaskan

kitab Syarḥ Matn Al-Syāṭibiyyah Taqrīb Al-Ma‘ānī dan penampilan

dari peserta yang terpilih untuk ḥifẓ al-mutūn, qirā’at al-kutub dan

pembacaan ayat dengan qirā’at tertentu secara murattal dan

mujawwad serta taḥlīl dari ayat yang dibaca.

3. Ḥalaqah ketiga, ḥifẓ al-mutūn matn al-Syāṭibiyyah. Setiap peserta

wajib menyetorkan hafalan matn al-Syāṭibiyyah kemudian praktik

membaca ayat dengan Jam‘u al-Qirā’āt beserta taḥlīl dan penyebutan

dalil dari matn al-Sāṭibiyyah. Bahkan peserta diminta untuk men-

syaraḥ bait-bait tertentu dari matn al-Syāṭibiyyah.  Pada ḥalaqah ini

juga dilaksanakan pertemuan secara langsung setiap tahunnya sebagai

haflah khataman ḥifẓ al-Mutūn, silaturrahim antar peserta gabungan

dari seluruh ḥalaqah dan syiar ilmu qirā’āt kepada masyarakat luas

serta penutupan pengajian sementara sebelum memasuki bulan

Ramadhan.

Dalam mengembangkan ilmu qirā’āt di Indonesia para peserta 

berkontribusi besar dengan kemampuan masing-masing di lingkungan mereka. 

Kontribusi para peserta dari masing-masing ḥalaqah, yaitu: 

1. Ḥalaqah pertama salah satu peserta menulis buku panduan qirā’at al-

sab‘ metode ifrād al-qirā’āt, setiap buku memuat satu Al-Qur’an dari

surat al-Fātiḥaḥ sampai surat al-Nās, setiap buku untuk satu qirā’at

satu riwayat disertai sanad-sanadnya, kecuali buku qirā’at ‘Āṣim
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memuat dua riwayat yaitu Syu‘bah dan Ḥafṣ. Buku ini menjadi 

pegangan para pelajar qirā’āt terutama pemula dan peserta MTQ 

cabang qirā’āt. Peserta lain membuka majelis qirā’āt satu riwayat di 

rumahnya demi mengamalkan ilmu qirā’āt yang ia dapatkan dari 

Ahsin Sakho Muhammad. 

2. Ḥalaqah kedua yang pesertanya dari kalangan qurrā’ dan ḥuffāẓ,

menjadi pendidik mengajarkan ilmu qirā’āt di Pondok Pesantren

Tahfizh Al-Qur’an Imam Ashim, Makassar, Sulawesi Selatan. Peserta

lomba MTQ cabang qirā’āt baik murattal dan mujawwad.

3. Ḥalaqah ketiga diantara kontribusi para pesertanya ialah menjadi

imam membaca bacaan qirā’āt pada saat  shalat subuh, maghrib dan

isya di masjid At-Taqwa di jalan Bangka III, Kec. Mampang

Prapatan, Kota Jakarta Selatan. Selain itu sebelum pengajian tafsir

yang ada di masjid tersebut dimulai ia memperdengarkan ayat yang

mau ditafsirkan dengan bacaan qirā’āt. Peserta lainnya berpartisipasi

dalam kontribusi mengembangkan ilmu qirā’āt selain pernah menjadi

juara pada MTQ internasional, mereka juga aktif dalam pengajaran

ilmu qirā’āt di kampus-kampus, menjadi pembina pada pelatihan

peserta MTQ cabang qirā’āt baik murattal maupun mujawwad dan

dewan hakim pada MTQ kota, provinsi dan nasional. Pembicara pada

seminar-seminar dan penulisan ilmiah tentang ilmu qirā’āt dan

rekaman video bacaan qirā’āt yang dibagikan pada media youtube.

Intinya seluruh peserta ikut andil dalam mengembangkan ilmu qirā’āt di 

lingkungan mereka masing-masing sesuai kemampuan mereka. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti 

memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:  
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1. Untuk penelitian selanjutnya agar menganalisis pondok pesantren di salah

satu pulau Indonesia yang memiliki kurikulum khusus ilmu qirā’āt.

2. Untuk penelitian selanjutnya agar meneliti bagaimana Musabaqah

Tilawatil Al – Qur’an Nasional cabang qirā’āt bisa menjadi salah satu

objek untuk mengembangkan ilmu qirā’āt di Indonesia.

3. Untuk penelitian selanjutnya agar menyelidiki bagaimana para ḥuffāẓ

matn al-Syāṭibiyah, matn durrah dan matn al-ṭayyibah dapat

menghafalkan dengan lancar dan memahami syarḥnya.

4. Untuk penelitian selanjutnya agar melacak dimana saja di Indonesia,

qirā’āt sudah diperdengarkan dan diterima oleh masyarakat umum.

5. Untuk penelitian selanjutnya agar menelaah disertasi yang ditulis oleh

Ahsin Sakho Muhammad.
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