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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 

 
d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 

 
z 
 

zet 
 س 

 
sin 

 
s 
 

es 
 ش 

 
syin 

 
Sy 

 
es dan ye 

 ص 
 

s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
´ain 

 
´ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 

 
q 

 
qi 
 ك 

 
kaf 

 
k 
 

ka 
 ل 

 
lam 

 
l 
 

el 
 م 

 
mim 

 
m 
 

em 
 nun ن 

 
n 
 

en 
 و 

 
wau 

 
w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 

 
´ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya y 

 
ye 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama 
Tanda fath}ah a a  َا 

kasrah i i  ِا 
d}ammah u u  ُا 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah  dan ya>´ ai a dan i  َْـى 
fath}ah dan wau au a dan u  َْـو 

Nama 

 

Harakat dan 
Huruf 

Huruf dan  
Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>́ ى  | ... َ  ا  ... َ    

d}ammah dan wau ُو ـ 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>́  i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 
 ـى
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 Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى
ْلَ    qi>la : قِ
 yamu>tu : يمَُوْتُ 

4. Ta>´ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>´ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>´ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>´ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>´ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>´ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفَالِ   raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةُ ا

 َُ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَلمَْدِينَْةُ اَلفَْاضِ
 al-h}ikmah : اَلحِْكمَْةُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ــّ     ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبناَ 

 <najjaina : نجَيْناَ 
 al-h}aqq : اَلحَْقّ  
مَ   nu“ima : نعُِّ

دَُو   : ´aduwwun 
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

لىَِ   : ´Ali> (bukan ´Aliyy atau ´Aly) 

 Arabi> (bukan ´Arabiyy atau ´Araby)´ : عَرَبى 
6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 
(alif lam ma´arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشمْسُ 

  َ  al-zalzalah (az-zalzalah) : اَلزلزَْ
 al-falsafah : اَلْفَلْسَفَة  
 al-bila>du : اَلْبلاَدُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (´) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

مُرُوْنَ   ta´muru>na : تَ

 ´al-nau : اَلنوْعُ 
ءٌ   syai´un : شيَْ
مِرْتُ   : umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur´an (dari al-Qur´a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur´a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

نُْ اللهِ  ِ   di>nulla>h دِ ِ  billa>h   

Adapun ta>´ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    همُْ فيِْ رَحمَْةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i´a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur´a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

´Ali> ibn ´Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-H{asan, 
´Ali> ibn ´Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ´Ali> ibn ´Umar al-Da>r 
Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta´a>la> 

saw. = s}allalla>hu ´alaihi wa sallam 

as. = ´alaihi al-sala>m 

cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d. = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

QS. …/…: 4 = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. A<li ´Imra>n/3: 4 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 
Nama : Mu´jizat 
NIM : 80600218010 
Konsentrasi : Ilmu al-Qur´an dan Tafsir 
Judul : Konsep Kesehatan Jiwa dalam al-Qur´an (Suatu Kajian 

Tafsir Tematik) 
 

Tesis ini merupakan penelitian terhadap konsep kesehatan jiwa dalam al-
Qur´an dengan mengangkat dua term pembahasan seputar  َئنِ الْقلَْبُ المُْطْم  dan  ُالنفْس  
 Setidaknya ada dua poin yang melatarbelakangi peneliti mengangkat .المُْطْمَئِنةُ 
tema ini sebagai judul penelitian, yaitu: pertama, secara umum kajian tentang 
kesehatan jiwa belum mendapat perhatian yang lebih dalam bidang ilmu tafsir 
yang menghubungkannya dengan ilmu jiwa dan ilmu sosial, kedua, secara khusus 
dengan melihat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata berdampak 
pada pola hidup masyarakat serba kompleks yang menyebabkan terjadinya 
perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai kehidupan dikarenakan tidak adanya 
solusi yang dijadikan konsep sekaligus pedoman oleh manusia saat 
kecenderungan jiwanya mengajak kepada suatu keburukan sehingga pada 
akhirnya berujung kepada aktivitas bunuh diri. 

Permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian tesis ini adalah 
bagaimana konsep kesehatan jiwa dalam al-Qur´an? Yang peneliti jabarkan 
melalui beberapa sub masalah, yaitu: Bagaimana tinjauan umum tentang 
kesehatan jiwa? Bagaimana analisis tematik kesehatan jiwa dalam al-Qur´an? 
Bagaimana wujud kesehatan jiwa menurut al-Qur´an? Dari rumusan masalah 
tersebut diharapkan agar penelitian ini bertujuan dapat mengetahui secara 
mendalam konsep kesehatan jiwa dalam al-Qur´an yang dijadikan sebagai bahan 
informasi penting bagi pemerhati kajian tafsir sekaligus sebagai bahan bacaan 
atau referensi pustaka pada berbagai lembaga keilmuan di bidang tafsir dan dapat 
menjadi rujukan bagi kaum intelektual maupun masyarakat serta 
mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga nuansa interaksi 
sosial dapat terwujud secara aman, damai serta hidup dalam nuansa qur´ani. 

Penulis menggunakan metode tafsir tematik melalui tiga pendekatan 
dalam penelitian ini, yaitu pendekatan ilmu tafsir, ilmu jiwa atau psikologi dan 
ilmu sosial atau sosiologis menggunakan beberapa teknik interpretasi, di 
antaranya: teknik interpretasi qur´ani, sunnah, linguistik, dan interpretasi 
sistemis. Penelitian ini tergolong library research berjenis kualitatif, di mana 
keseluruhannya merujuk pada literatur yang bersumber dari bahan tertulis seperti 
buku, jurnal, artikel dan dokumen yang bersifat riset kepustakaan. 

Hasil dari penelitian tesis ini setelah melihat dari teori ilmu tafsir, 
psikologi dan sosiologis kemudian menghubungkannya dengan term-term 
kesehatan jiwa dalam al-Qur´an maka ditemukan kesimpulan bahwa wujud 
kesehatan jiwa yaitu: pertama, upaya dalam membentuk kepribadian jiwa qur´ani 
ada enam cara, antara lain: mengonsumsi makanan yang halal dan baik, 
mengecek berita atau informasi, membumikan al-Qur´an di dalam kehidupan, 
muh}a>sabah al-nafs atau introspeksi diri, bersyukur sebagai tolok ukur 
kebahagiaan serta isti´a>z|ah atau memohon perlindungan, pemeliharaan dan 
penjagaan dari Allah swt., kedua, urgensi menciptakan kesehatan jiwa dalam al-
Qur´an menghadirkan banyak kemaslahatan yang terwakili dengan empat macam 
manfaat, antara lain: dapat menghidupkan hati, memperbaharui iman di dalam 
hati, memiliki semangat yang tinggi dan senantiasa berzikir dengan mengingat 
Allah swt.  

 
 



 

xviii 
 

ABSTRACT 
Name : Mu´jizat 
Reg. Number : 80600218010 
Department : Quranic and Tafseer Sciences 
Tittle : The Mental Health Concept in the al-Qur´an (A Thematic 

Study of Tafseer) 
 

This thesis discusses the concept of mental health as has been stated in 
the al-Qur´an. There are two terminologies taken from the Qur´an which are 
discussed in this research namely  ِالمُْطْمَئن المُْطْمَئِنةُ  and الْقلَْبُ   The major .النفْسُ 
reasons of the researcher to conduct this research were twofolds: Firstly, the 
study on the issue of mental health from the perspective of tafseer has been 
considered to be lack. Most of research related to mental health was conducted 
merely from the lens of psychology and social sciences and not from the lens of 
Islamic tafseer. Secondly, in the current context of life with the development of 
science and technology, people tend to face complex changes in terms of values 
and life condition. As a result, a lot of problems may occur in their life in which 
some people unfortunately committed to a suicide. The particular example was 
the evident on the lack of mental health of most human. Therefore, this research 
was conducted. 

The main problem of this thesis was related to the concept of mental 
health in the Qur´an. This problem was further divided into three research 
questions, namely: How is the general review of mental health? How is the 
thematic analysis of mental health in the Qur´an? How does mental health form 
according to the Qur´an? Based on the research questions, it is expected that this 
research could investigate the concept of mental health based on Qur´an. It is 
expected that the results of this research could be used by academics and tafseer 
experts as references to conduct research related to mental health and to further 
develop the science of tafseer. In addition, it is also expected that this research 
could contribute to the society where the results of this research could be well 
implemented in the everyday life. Therefore, social interaction among the society 
could be well established in peaceful and Quranic nuances. 

The methodological approach taken in this research was qualitative 
research by using library research method. The research data were collected from 
various references such as books, journal articles, and other research documents 
related to mental health issue and tafseer science. In terms of the scientific 
approaches, three research approaches were employed by the researcher namely 
tafseer science approach, psychology approach, and social and sociology 
approach. The research data were interpreted by using various interpretation 
techniques such as, quranic, sunnah, linguistic, and systemic interpretations 
techniques. 

After looking at the theories of exegesis, psychology, and sociology and 
then linking it with mental health terms in the Qur´an, this research indicated 
that: Firstly, there are six steps in shaping the Qur´anic spirituality and 
personality, namely: eat halal and good food, double checking all news and 
information, making the Qur´an as a life guidance, doing self-introspection or 
muhasabah al-nafs, being grateful for all the happiness given by Allah, and 
doing the isti´a>zah namely asking for protection and caring to the Almighty 
Allah. Secondly, creating good mental health based on the command of the 
Qur´an is considered to be important for human beings. It is suggested that there 
are at least four benefits of using the Qur´an as mental health guidance, namely 
can turn on the heart, recharging the faith, increasing the motivation of life, and 
encouraging people to do Dhikr by remembering the Almighty Allah SWT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan dewasa ini telah berada pada era yang disebut dengan 

globalisasi, yakni sebuah kondisi di mana manusia hidup tanpa sekat dan batas-

batas wilayah serta dapat berhubungan satu sama lain untuk bertukar informasi 

di manapun dan kapanpun. Proses globalisasi yang ditandai dengan kemajuan 

teknologi informasi yang pesat sebagai sebuah kebutuhan berdampak pada segala 

aspek kehidupan terutama pada budaya masyarakat dan nilai-nilai sosial yang 

berlaku di dalamnya sehingga persaingan tidak sehat dalam dunia industri barang 

dan jasa ternyata berimplikasi pada aspek-aspek kejiwaan masyarakat. 

Kesehatan jiwa dan masalah psikososial merupakan masalah serius yang 

membutuhkan perhatian lebih dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah fakta 

menunjukkan bahwa lebih dari separoh tempat tidur pada semua rumah sakit di 

Amerika Serikat terisi oleh pasien-pasien gangguan jiwa dengan pengeluaran 

dana sampai jutaan dolar setiap tahunnya.1 

Kasus ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di Indonesia sebab 

banyak individu secara lahiriyah tampak sehat, terpenuhi segala macam 

kebutuhan mental, akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh maka sebagian besar 

individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut menderita penyakit 

jiwa yang cukup parah sehingga akan menggerogoti ketahanan fisiknya. 

Beberapa masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan modernisasi, 

industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada 

 
1Ikhwan Fuad, “Menjaga Kesehatan Mental Perspektif al-Qur´an dan Hadits”, Jurnal An-

Nafs: Kajian dan Penelitian Psikologi 1, no. 1 (Juni 2016), h. 32-33.  
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perubahan pola hidup masyarakat yang serba kompleks. Masalah utama dalam 

suatu masyarakat moderen adalah timbulnya disintegrasi dari masyarakat 

tradisional karena unsur-unsurnya mengalami perubahan dengan kecepatan yang 

berbeda sehingga hubungan antar manusia semakin gersang, kehidupan 

masyarakat yang cenderung heterogen dan mobilitas sosial yang semakin tinggi. 

Perubahan nilai-nilai kehidupan antara lain, pertama, pola hidup 

masyarakat dari yang semula social religius cenderung ke arah pola kehidupan 

masyarakat individual, materialistik dan sekuler, kedua, pola hidup sederhana 

dan produktif cenderung ke arah pola hidup mewah dan konsumtif, ketiga, 

struktur keluarga yang semula extended family cenderung ke arah nuclear family 

bahkan sampai kepada single parent family, keempat, hubungan keluarga yang 

semula erat cenderung menjadi longgar dan rapuh, kelima, nilai-nilai agama dan 

tradisional masyarakat cenderung berubah menjadi masyarakat moderen bercorak 

sekuler dan serba boleh, keenam, lembaga perkawinan mulai diragukan dan 

masyarakat lebih memilih hidup bersama tanpa status pernikahan, ketujuh, 

ambisi karir dan materi yang tidak terkendali dapat mengganggu hubungan 

interpersonal, baik dalam keluarga maupun pada kehidupan bermasyarakat.2 

Pengetahuan psikis tidak sekadar berfungsi untuk memahami kepribadian 

manusia, tetapi juga untuk pengobatan penyakit jasmaniah dan ruhaniah. Banyak 

di antara penyakit jasmani seperti kelainan fungsi pernapasan, usus perut dan 

sebagainya justru diakibatkan oleh kelainan jiwa manusia. 

Diskursus kesehatan mental kontemporer telah menemukan jenis penyakit 

disebut psikosomatik dengan munculnya keluhan-keluhan, kelainan-kelainan dan 

perubahan-perubahan struktur anatomik pada alat tubuh, misalnya jantung, alat 

 
2Dadang Hawari, Al-Qur´an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa (Cet. XI; 

Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2004), h. 74. 
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pernapasan, saluran perut, kelamin dan sebagainya yang disebabkan oleh faktor 

emosional melalui saraf autonom. Adapun tanda-tanda dari penyakit ini adalah 

jantung dirasakan berdebar-debar (palpitasi), denyut jantung tidak teratur 

(arbythmia), sesak atau pendek napas (shortness of breath), kelesuan yang amat 

hebat (fatique), pingsan (fainting), sukar tidur (insomnia), tidak bernafsu makan 

(anoxia neurosa), impotensi dan frigiditas pada alat kelamin yang semuanya 

diduga keras bahwa penyebab utama penyakit ini adalah gangguan kejiwaan atau 

stres.3 

Di bagian Barat, kajian mengenai jiwa tidak mendapatkan perhatian lebih 

di kalangan ilmuwan sebab mereka menganggap keberadaan jiwa masih 

spekulatif. Sementara dalam tradisi keilmuan Islam, kajian jiwa justru mendapat 

perhatian yang sangat penting sebab hampir semua ulama, kaum sufi, filsuf 

Muslim, psikologi dan sosiologis ikut berbicara tentangnya dan menganggapnya 

sebagai bagian yang harus lebih dahulu diketahui oleh seorang manusia. Hal ini 

disebabkan dimensi jiwa dalam Islam lebih tinggi dari sekadar dimensi fisik 

karena jiwa merupakan bagian metafisika yang menjadi penggerak dari seluruh 

aktifitas fisik manusia.4 Meskipun saling membutuhkan antara jiwa dan jasad 

tanpa harus dipisahkan, namun peran jiwa akan lebih banyak mempengaruhi 

jasad.5 

Secara eksplisit, di dalam al-Qur´an kata al-nafs terbagi menjadi tiga 

tingkatan yang berbeda,6 dari yang tertinggi hingga yang terendah secara 

 
3Tarmizi, Kesehatan Jiwa (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 23-26. 
4Muh}ammad ´Us|ma>n Naja>ti>, Al-Dira>sa>t al-Nafsa>niyah ´Inda al-´Ulama>́  al-Muslimi>n 

(Al-Qa>hirah: Da>r al-Syuru>q, 1993), h. 118. 
5Fazlur Rahman, Avicenna´s Psychology (Cet. II; London: Oxford University, 1981), h. 

199-200.  
6M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid VI 

(Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 123. 
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berurutan, yaitu: al-nafs al-mut}mainnah, al-nafs al-lawwa>mah dan al-nafs al-

amma>rah bi al-su>´.7 Mengenai pembagian ini dapat dilihat pada QS al-Fajr/89: 

27-30, QS al-Qiya>mah/75: 1-2, dan QS Yu>suf/12: 53. 

تهُاَ ِّكِ  الىَ  ارْجِعِي) ٢٧( المُْطْمَئِنةُ  النفْسُ  َ ليِ ) ٢٨( مَرْضِيةً  رَاضِيَةً  رَب ُ )  ٢٩(  عِبَادِي فيِ  فاَدْ
ليِ  ُ تيِ  وَادْ ) ٣٠( جَ  

Terjemahnya: 

Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang 
rida dan diridai-Nya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-
Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.8 

اَمَةِ  بِيَوْمِ  قسِْمُ  لاَ  لنفْسِ  قسِْمُ  وَلاَ ) ١( القِْ لوامَةِ  ِ ) ٢( ا  
Terjemahnya: 

Aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan Aku bersumpah demi jiwa yang 
selalu menyesali (dirinya sendiri).9 

مارَةٌ  النفْسَ  ان  نفَْسيِ  رَّئُِ  وَمَا لسوءِ  َ ) ٥٣( رَحِيمٌ  غفَُورٌ  رَبيِّ  ان  رَبيِّ  رَحِمَ  مَا الا  ِ  

Terjemahnya: 

Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena 
sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali 
(nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.10 
Jiwa yang dikendalikan oleh akal dengan cahaya keilmuan dan senantiasa 

berjuang melawan hawa nafsu, maka ia disebut dengan al-nafs al-mut}mainnah 

berarti jiwa yang tenang atau tenteram. Namun jika jiwa tersebut belum 

sempurna dan senantiasa bergejolak antara kebaikan dengan keburukan disebut 

 
7Abu> H{a>mid Muh}ammad bin Muh}ammad al-Gaza>li> al-T{u>si>, Ih}ya>́  ´Ulu>m al-Di>n, Jilid IV 

(Bairu>t: Da>r al-Ma´rifah, t.th.), h. 3. 
8Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin (Jakarta: Cahaya Qur´an, 2017), h. 594. 

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 577. 

10Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 242. 
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sebagai al-nafs al-lawwa>mah yaitu jiwa yang menyesali dirinya. Sedangkan jiwa 

yang selalu mengikuti amarah, syahwat dan tidak dapat menentang hawa nafsu 

adalah al-nafs al-amma>rah.11 

Dengan demikian, nafs adalah kekuatan yang mendorong qalb untuk 

mengikuti kecenderungan-kecenderungan jiwa tersebut. Jika qalb 

memperturutkan dorongan-dorongan yang jelek, ia akan memperalat kekuatan 

fisik manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan tercela. Namun 

jika qalb memperturutkan kecenderungan-kecenderungan yang baik sehingga ia 

menjadi bersih dan tenang, qalb akan memperalat kekuatan fisik manusia untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji.12 Selain itu, al-Qur´an 

sebagai petunjuk bagi manusia dengan penyebutan kata nafs yang banyak 

sebenarnya telah memberikan konsep jiwa kepada manusia, meskipun hal 

tersebut masih dalam bentuk konsep seminal atau seminal concept.13 

Melihat pengungkapan term jiwa dalam al-Qur´an yang masih bersifat 

umum, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan penjelasan tentang 

perspektif jiwa sehat berdasarkan firman Allah swt. yang terdapat dalam al-

Qur´an melalui ayat-ayatnya. Dengan demikian, peneliti dalam pembahasan tesis 

ini akan memaparkan mengenai tema konsep kesehatan jiwa dalam al-Qur´an 

dengan mengangkat term  ِالمُْطْمَئن المُْطْمَئِنةُ  dan القَْلْبُ   sebagai bentuk konsep النفْسُ 

yang digunakan al-Qur´an untuk sampai kepada kategori jiwa yang sehat atau 

jiwa yang tenang. 

 
11Suriani Sudi, dkk., “Spiritual di Dalam al-Qur´an: Konsep dan Konstruk”, Jurnal al-

Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 2, no. 1 (Juni 2017), h. 69. 
12Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) dalam Diri Manusia 

Perspektif al-Qur´an (Cet. I; Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 44. 
13Hamid Fahmy Zarkasyi, Worldview Islam Asas Peradaban (Jakarta: INSISTS, 2011), 

h. 16. 



6 
 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok yang 

menjadi pembahasan peneliti dalam kajian tesis ini adalah bagaimana konsep 

kesehatan jiwa dalam al-Qur´an (suatu kajian tafsir tematik). Untuk lebih 

terarahnya pembahasan dalam tesis ini, maka peneliti membuat sub-sub masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana tinjauan umum kesehatan jiwa? 

2. Bagaimana analisis tematik kesehatan jiwa dalam al-Qur´an? 

3. Bagaimana wujud kesehatan jiwa menurut al-Qur´an? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Tesis ini berjudul Konsep Kesehatan Jiwa dalam al-Qur´an (Suatu Kajian 

Tafsir Tematik) dengan mengangkat dua term pokok dalam penelitian, yaitu  

 dan قلَْبٌ  serta term yang terkait dengannya, seperti النفْسُ المُْطْمَئِنةُ  dan الْقلَْبُ المُْطْمَئنِ 

 Sebagai langkah awal untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dalam .طَمَنَ 

penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu membatasi fokus kajian ayat seputar 

ayat yang berkaitan dengan kedua term di atas yang memiliki makna sebagai 

jiwa yang sehat yakni hati yang tenteram dan jiwa yang tenang. 

Term  ِالمُْطْمَئن  disebutkan al-Qur´an yang terulang sebanyak 7 kali الْقَلْبُ 

dalam 6 surah berkaitan dengan kesehatan jiwa, di antaranya QS al-Baqarah/2: 

260, QS A<li ´Imra>n/3: 126, QS al-Ma>idah/5: 113, QS al-Anfa>l/8: 10, QS al-

Ra´d/13: 28, QS al-Nah}l/16: 106 dan  ُالمُْطْمَئِنة  yang hanya dijumpai 1 kali النفْسُ 

dalam 1 surah yakni QS al-Fajr/89: 27. Adapun derivasi kesehatan jiwa seperti 

term  ٌْقلَب terulang sebanyak 12 kali dalam 11 surah, yaitu QS al-Ma>idah/5: 41, 

QS al-Anfa>l/8: 2, QS al-H{ajj/22: 35, QS al-H{ajj/22: 32, QS al-Mu´minu>n/23: 60, 
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QS al-Syu´ara>/26: 88-89, QS al-S{a>ffa>t/37: 84, QS al-H{ujura>t/49: 3, QS Qa>f/50: 

33, QS al-H{adi>d/57: 16, QS al-Taga>bun/64: 11 dan term  َطَمَن yang ditemukan 

terulang sebanyak 5 kali dalam 5 surah, di antaranya QS al-H{ajj/22: 11, QS al-

Nisa>´/4: 103, QS Yu>nus/10: 7, QS al-Isra>́ /17: 95, dan QS al-Nah}l/16: 112. 

Ruang lingkup pembahasan tesis ini dioperasionalkan pada usaha 

menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur´an yang memuat wawasan berupa tinjauan 

umum kesehatan jiwa, analisis tematik kesehatan jiwa dalam al-Qur´an dan 

wujud kesehatan jiwa dalam perspektif al-Qur´an secara tematik. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian terhadap Ilmu al-Qur´an dan Tafsir mengalami perkembangan 

yang sangat signifikan, khususnya dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan 

dengan jasmani dan rohani manusia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

para ulama tafsir dapat menangkap fenomena yang telah digariskan oleh alam 

dan al-Qur´an. 

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur yang berkaitan dengan 

pembahasan tentang penafsiran ayat-ayat kesehatan mengenai jiwa manusia, 

ternyata telah dilakukan pengkajian oleh ulama-ulama tafsir dan beberapa 

peneliti lainnya. Untuk itu penyusun mencoba mengemukakan beberapa karya 

yang mempunyai relevansi dengan pembahasan tesis ini. 

Pertama, disertasi dengan judul Al-Ta´s|i>l al-Isla>mi> li al-Dira>sa>t al-

Nafsiyyah yang ditulis oleh Muhammad Izzuddin Taufiq, mahasiswa dari 

Universitas Maroko, yang diterjemahkan oleh Sari Narulita dengan judul 

Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam di Jakarta yang diterbitkan oleh 

Gema Insani Press, 2006. Penelitiannya berisi tentang sikap al-Qur´an dan al-

Sunnah terhadap rekonstruksi Islami pada kajian psikologi, yang memuat tentang 
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sikap pemikir Islam, ilmu syariah dan pembahasan kejiwaan terutama pada teori 

abnormalitas kejiwaan, kemudian dipadukan pada rekonstruksi sejarah kajian 

psikologi itu sendiri.14 

Kedua, tesis dengan judul Kesehatan Mental Islami: Telaah atas 

Pemikiran Hamka yang ditulis oleh Nur Hamim, pada Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 1977. Dalam tesis ini menggambarkan sebuah refleksi dari 

gangguan kejiwaan yang berimplikasi pada kesehatan mental dan hanya 

menelaah pada pemikiran seorang tokoh, yaitu Hamka dan pengkajiannya dengan 

membandingkan pemikiran-pemikiran Barat terhadap kesehatan mental 

kemudian dikodifikasikan dengan pemikiran Hamka tentang mental yang 

terkonsep pada tasawuf.15 

Ketiga, buku yang berjudul Psikologi Qur´ani yang ditulis oleh Achmad 

Mubarok. Fokus kajian dalam pembahasan buku ini pada psikologi manusia 

sebagai makhluk yang menjadi subjek sekaligus objek. Manusia yang selalu 

tertarik mengkaji dirinya sendiri, pendekatan Qur´ani ini berusaha mengungkap 

rahasia sunnatullah yang bekerja pada manusia atau ayat-ayat nafsiyah dalam 

artian mengungkap segala unsur proses dan fungsi serta hukum-hukum kejiwaan 

manusia.16 

Keempat, buku dengan judul Teori-teori Kesehatan Mental yang ditulis 

oleh Hasan Langgulung yang diterbitkan oleh Pustaka al-Husna di Jakarta, 1986. 

Pembahasan buku ini terbagi ke dalam tiga bagian, pertama menjelaskan tentang 

pendekatan tradisional dalam kesehatan mental. Kedua, menjelaskan tentang 

 
14Muhammad Izzuddin Taufiq, "Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam, 

diterjemah oleh Sari Narulita, Disertasi (Jakarta: Gema Insani Press, 2006). 
15Nur Hamim, "Kesehatan Mental Islami: Telaah atas Pemikiran Hamka", Tesis 

(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1977). 
16Achmad Mubarok, Psikologi Qur´ani (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001). 
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pendekatan baru dalam kesehatan mental. Ketiga, pada bagian terakhir buku ini 

menjelaskan mengenai psikologi Islam dan kesehatan mental. Dengan demikian 

uraiannya hanya terfokus pada seputar penyakit-penyakit jiwa dan cara 

penyembuhannya menurut Islam.17 

Kelima, buku dengan judul Paradigma Psikologi Islami: Studi tentang 

Elemen Psikologi dari al-Qur´an yang ditulis oleh Baharuddin dengan penerbit 

Pustaka Pelajar di Yogyakarta, 2004. Penulisan buku ini pada awalnya adalah 

sebuah disertasi pada program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

dengan tujuan utama dalam tulisan tersebut adalah terbangunnya paradigma 

psikologi Islami berdasarkan penelaahan terhadap ayat-ayat al-Qur´an. 

Paradigma yang dimaksud adalah model atau format berpikir yang ditaati dalam 

memahami, menjelaskan, menganalisis dan memprediksi objek telaah suatu 

disiplin ilmu, yang objek materiilnya adalah tingkah laku manusia yang ditelaah 

dengan ayat-ayat al-Qur´an, termasuk dalam pembahasan buku ini adalah term 

al-nafs yang merupakan bagian dari manusia.18 

Keenam, Disertasi dengan judul Pendidikan Kesehatan Mental Melalui 

Bacaan al-Qur´an: Studi Kasus di Pesantren Darullughah Wadda´wah Raci 

Bangil Pasuruan dan Pesantren al-Amanah Bilingual Junwangi Krian Sidoarjo 

yang ditulis oleh Malikah pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. 

Penelitiannya dalam pengembangan bakat ranah kognitif peserta didik dalam 

menirukan bacaan al-Qur´an, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan 

 
17Hasan Langgulung, Teori-Teori Kesehatan Mental (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986). 
18Baharuddin, Paradigma Psikologi Islami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 
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keberhasilan kesehatan mental pada santri di pesantren Darullughah Wadda´wah 

Raci Bangil dan pesantren al-Amanah Bilingual Junwangi Krian Sidoarjo.19 

Ketujuh, Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada dengan judul 

Pengujian Model Peranan Kecakapan Hidup terhadap Kesehatan Mental yang 

ditulis oleh M. Noor Rochman Hadjam dan Wahyu Widhiarso,  vol. 38, no. 1, 

Juni 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pasien dalam perawatan 

kesehatan mental kepada orang yang kurang mampu merawat diri sendiri.20 

Jadi dari banyaknya literatur yang penulis temukan dan beberapa telah 

dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa kajian mengenai tema konsep kesehatan 

jiwa mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan terkait dengan tesis ini yang 

memiliki beberapa sisi perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat dari segi metode, 

orientasi, fokus kajian ayat, perspektif dan sudut pandang pemikiran. 

E. Kerangka Teoretis 

Untuk mendefinisikan al-Nafs atau jiwa sangatlah sulit karena merupakan 

sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia, bahkan untuk 

membuktikannya pun susah. Oleh karena itu, manusia hanya bisa menangkap 

gejala-gejala jiwa yang merupakan rahasia Allah dalam ciptaan-Nya dan ayat-

ayat-Nya yang ada dalam diri seorang hamba sebagai teka-teki Allah yang belum 

terpecahkan.21 

 
19Malikah, "Pendidikan Kesehatan Mental Melalui Bacaan al-Qur´an: Studi Kasus di 

Pesantren Darullughah Wadda´wah Raci Bangil Pasuruan dan Pesantren al-Amanah Bilingual 
Junwangi Krian Sidoarjo, Disertasi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). 

20M. Noor Rochman Hadjam dan Wahyu Widhiarso, "Pengujian Model Peranan 
Kecakapan Hidup Terhadap Kesehatan Mental", Jurnal Psikologi 38, no. 1 (2015), h. 61–72. 

21Ibra>hi>m Madku>r, Fi> al-Falsafah al-Isla>miyyah Manhaj wa Tat}bi>quhu (t.t.: Da>r Ih}ya>´ al-
Kutub al-´Arabiyyah, 1367 H/1947 M), h. 147. 
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Secara umum, pembahasan dalam bidang ilmu tafsir, khususnya filsuf 

Muslim, kaum sufi dan ulama kontemporer tidak terlepas dari pembicaraan 

mengenai adanya jiwa manusia yang menjadi tempat iman dan kepercayaan serta 

tempat bergantungnya perintah dan tanggung jawab keagamaan. Tidak hanya 

dalam bidang keagamaan, tetapi kesehatan jiwa juga mendapat perhatian dalam 

bidang psikologi atau ilmu jiwa dan bidang sosiologis atau ilmu sosial. 

Oleh karena itu, untuk mengakomodir teori-teori yang telah disebutkan, 

maka peneliti menggunakan tiga bentuk pendekatan dalam mengkaji objek 

penelitian mengenai konsep kesehatan jiwa dalam al-Qur´an, antara lain: 

pertama, pendekatan disipliner dengan menghimpun beberapa ayat al-Qur´an 

menggunakan satu bidang ilmu yaitu ilmu tafsir, kedua, pendekatan 

interdisipliner dengan membahas objek penelitian menggunakan teori dari bidang 

ilmu lain, seperti teori ilmu psikologi, dan ketiga, pendekatan multidisipliner 

dengan mengkaji objek penelitian menggunakan beberapa teori-teori yang 

relevan, di antaranya teori dalam bidang ilmu tafsir, teori ilmu psikologi dan 

teori ilmu sosiologi.22 

Ketiga macam teori di atas peneliti gunakan untuk menjawab ketiga 

bentuk rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu tinjauan umum 

kesehatan jiwa, analisis tematik kesehatan jiwa dalam al-Qur´an dan wujud 

kesehatan jiwa menurut al-Qur´an. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat 

tercipta sebuah konsep kesehatan jiwa melalui metode tematik dalam al-Qur´an. 

 

 

 

 
22Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>´i>, h. 101. 
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BAGAN KERANGKA TEORETIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat 

terpisahkan dari sebuah penelitian. Metode penelitian berisi ulasan tentang 

metode yang dipergunakan dalam tahap-tahap penelitian, meliputi: jenis 

penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan dan sumber data, pengolahan dan 

analisis data,23 serta teknik interpretasi. 

1. Jenis Penelitian 

Objek kajian pada penelitian ini akan membahas ayat-ayat tentang konsep 

kesehatan jiwa dengan menelusuri dan menyingkap makna serta 

 
23Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>´i> (Jakarta: Pustaka Arif, 

2012), h. 207. 

 
Tinjauan Umum Kesehatan Jiwa. 

Ilmu Tafsir 

Ayat-ayat Mengenai Term 

المُْطْمَئِنةُ النفْسُ  dan الْقلَبُْ المُْطْمَئنِ   

Analisis Tematik Kesehatan Jiwa 
dalam al-Qur´an. 

Wujud Kesehatan Jiwa 
Menurut al-Qur´an. 

Konsep Kesehatan Jiwa Secara 
Tematik dalam al-Qur´an. 



13 
 

 

implementasinya dalam mengatasi gangguan pada jiwa. Oleh karena itu, penulis 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menekankan pada 

kualitas atau hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian, 

fenomena atau gejala sosial yang merupakan makna dibalik kejadian yang dapat 

dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.24 

Secara umum, keseluruhan penelitian ini merujuk pada literatur yang 

bersumber dari bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen yang 

bersifat riset kepustakaan (library research). 

2. Pendekatan 

Penggunaan istilah pendekatan dalam kamus diartikan sebagai proses, 

pembuatan dan cara mendekati suatu objek. Dalam terminologi Antropologi, 

pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan 

hubungan dengan orang yang diteliti, juga berarti metode-metode untuk 

mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dengan demikian, pendekatan 

dapat dipahami sebagai cara memandang, cara berpikir atau wawasan yang 

dipergunakan dalam melaksanakan sesuatu.25 

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

a. Pendekatan ilmu tafsir, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji  

kandungan al-Qur´an melalui tafsir-tafsir ulama atau sumber lainnya, 

kemudian memberikan analisis kritis dan komparatif.26 

 
24Djam´am Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; 

Bandung: Alfabeta, 2011), h. 22. 
25Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>´i>, h. 98. 
26Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>´i>, h. 100. 
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b. Pendekatan psikologi adalah pendekatan dengan merujuk kepada teori dasar 

ilmu psikologi sehingga melahirkan karya tafsir al-Qur´an dengan 

pendekatan psikologi. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani terdiri dari 

kata psyche atau psikis yang artinya jiwa dan logos yang berarti ilmu. Oleh 

karena itu, secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang 

mempelajari tentang ilmu-ilmu kejiwaan.27 Selain itu, psikologi juga 

diartikan sebagai ilmu tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas individu 

dalam pengertian luas, yaitu perilaku yang tampak atau perilaku yang tidak 

tampak, demikian juga dengan aktivitas-aktivitas lainnya seperti motorik 

serta aktivitas emosional.28 Namun karena jiwa itu abstrak dan tidak dapat 

dikaji secara empiris, maka kajiannya seputar gejala-gejala jiwa atau tingkah 

laku manusia. 

c. Pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari hidup 

bersama dalam masyarakat.29 Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari 

tentang hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan 

antara manusia yang menguasai hidupnya.30 Pendekatan ini mencoba untuk 

memahami sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta 

berubahnya kondisi jiwa terhadap kepercayaan dan keyakinan dalam setiap 

kelompok manusia. 

 

 
27Lidia Sandra dan M. Koentjoro, "Dinamika Psikologis Interaksi Konsep Diri dan 

Identitas Online", Disertasi (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012). 
28Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 

2010), h. 15. 
29Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar: Edisi Revisi 

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

21. 
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3. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data 

Pengumpulan data adalah salah satu tahapan yang mutlak dalam 

penelitian. Ia merupakan prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk 

menghimpun data yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitian 

sekaligus menyiapkan bahan-bahan yang mendukung kebenaran korespondensi 

teori yang akan dihasilkan.31 

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua 

bentuk, yaitu: pertama, data primer sebagai sumber data yang menjadi rujukan 

utama dalam pembahasan penelitian, meliputi kitab suci al-Qur´an mengenai 

term dalam penelitian tesis ini yaitu  ِالمُْطْمَئن -disebutkan dalam QS al القَْلْبُ 

Baqarah/2: 260, QS A<li ´Imra>n/3: 126, QS al-Ma>idah/5: 113, QS al-Anfa>l/8: 10, 

QS al-Ra´d/13: 28, QS al-Nah}l/16: 106 dan  ُالمُْطْمَئِنة  yang hanya dijumpai النفْسُ 

dalam QS al-Fajr/89: 27 dan kitab-kitab tafsir, di antaranya Tafsi>r al-Qur´a>n al-

´Az}i>m karya Abu> al-Fida>´ Isma>´i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-

Dimasyqi>, Tafsir al-Azhar karya Hamka, Tafsi>r al-Qur´a>n al-H{aki>m: Tafsi>r al-

Mana>r karya Muh}ammad Rasyi>d bin ´Ali> Rid}a> bin Muh}ammad Syams al-Di>n bin 

Muh}ammad Baha> al-Di>n bin Munla> ´Ali> Khali>fah al-Qalmu>ni> al-H{usaini>, Al-

Tibya>n fi> Tafsi>r Gari>b al-Qur´a>n karya Ah}mad bin Muh}ammad bin ´Ima>d al-Di>n 

bin ´Ali> Abu> al-´Abba>s Syiha>b al-Di>n Ibn al-Ha>im, Aisar al-Tafa>si>r li Kalam al-

´Ali> al-Kabi>r karya Ja>bir bin Mu>sa> bin ´Abd al-Qadi>r al-Jaza>´iri>, Ru>h} al-Baya>n 

karya Isma>´i>l H{aqqi> bin Mus}t}afa> al-Ista>nbu>li> al-H{anafi> al-Khalwati>, Tafsi>r al-

Mara>gi> karya Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Al-Ja>mi´ li Ah}ka>m al-Qur´a>n: Tafsi>r al-

Qurt}ubi> karya Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-

Ans}a>ri> al-Khazraji> Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Fi> Z{ila>l al-Qur´a>n karya Sayyid 

Qut}b, Mafa>ti>h} al-Gayb: Al-Tafsi>r al-Kabi>r karya Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad 
 

31Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>´i>, h. 109-111. 
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bin ´Umar bin al-H{asan bin al-H{usain al-Taimi> Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, Tafsir al-

Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an karya M. Quraish Shihab, Ja>mi´ 

al-Baya>n fi> Ta´wi>l al-Qur´a>n karya Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas|i>r bin 

Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja´far al-T{abari>, Fath} al-Qadi>r karya Muh}ammad bin ´Ali> bin 

Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni al-Yamani>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-

´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj karya Wahbah al-Zuh}aili>. 

 Kedua, data sekunder sebagai sumber data yang digunakan untuk 

menguatkan dan melengkapi penelitian yakni semua referensi selain dari data 

primer, di antaranya beberapa literatur baik berupa buku, salah satunya yang 

disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur´an Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama Republik Indonesia dengan judul Tafsir Ilmi, beberapa 

Mu´jam atau Kamus al-Qur´an seperti Al-Mu´jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur´a>n 

al-Kari>m karya Muh}ammad Fua>d ´Abd. al-Ba>qi>, dan beberapa buku Ensiklopedia 

al-Qur´an serta referensi yang termuat dalam program al-Maktabah al-Sya>milah 

( َ الشَْامِ بََة   Selain itu, penulis juga merujuk beberapa jurnal, penelitian .(المَْكْ

maupun artikel lain yang membahas kesehatan jiwa secara umum serta karya 

ilmiah lainnya baik yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung terkait 

dengan pembahasan penelitian. 

4. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

metode yang bersifat kualitatif. Ada beberapa langkah pengolahan data yang 

peneliti gunakan dalam mengkaji judul penelitian tesis ini menggunakan metode 

tafsir tematik atau maud}u>´i>, sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Quraish 

Shihab dengan mengutip pendapat al-Farma>wi>,32 di antaranya: 

 
32M. Quraish Shihab, Sejarah dan ´Ulu>m al-Qur´a>n (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2000), h. 194. 
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1. Menetapkan masalah yang dibahas yaitu konsep kesehatan jiwa dalam al-

Qur´an. 

2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ingin 

dibahas yaitu konsep kesehatan jiwa dalam al-Qur´an, yaitu QS al-

Baqarah/2: 260, QS A<li ´Imra>n/3: 126, QS al-Ma>idah/5: 113, QS al-

Anfa>l/8: 10, QS al-Ra´d/13: 28, QS al-Nah}l/16: 106 dan QS al-Fajr/89: 27. 

3. Menyusun ayat-ayat menurut tarti>b al-suwar. 

4. Memahami korelasi atau muna>sabah ayat-ayat tersebut dalam masing-

masing surahnya. 

5. Melengkapi tema bahasan dalam kerangka yang sempurna dan utuh. 

6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok 

bahasan. 

7. Mempelajari ayat-ayat mengenai konsep kesehatan jiwa secara tematik 

dan menyeluruh dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki pengertian 

yang sama, atau mengkompromikan yang umum dan yang khusus, yang 

mutlak dan muqayyad, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, 

tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran, sehingga lahir suatu 

simpulan menyangkut konsep kesehatan jiwa perspektif al-Qur´an. 

Pada tahap terakhir digunakan metode analisis data guna memilih dan 

mempertajam pokok bahasan kemudian diproyeksikan dalam bentuk 

konsepsional dan menyelidiki kandungannya menjadi satu rangkaian pengertian 

yang bersifat terbatas. Maka untuk efektifnya kerja metode ini, peneliti akan 

menggunakan penalaran ilmiah dengan pola berpikir atau logika induktif sebagai 

pisau analisis kerjanya yakni mengemukakan pernyataan-pernyataan yang 
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mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas untuk menyusun argumentasi 

yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.33 

5. Teknik Interpretasi 

Dari data yang telah dianalisis di atas, maka penulis akan menjelaskan 

kandungan dan maksud dari ayat tersebut dengan menggunakan beberapa kitab-

kitab tafsir. Pendekatan tafsir yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

diterapkan dengan beberapa teknik interpretasi, yaitu:  

a. Pertama, interpretasi qur´ani sebagaimana diketahui bahwa al-Qur´an 

menjelaskan dirinya sendiri, ayat-ayat al-Qur´an saling berhubungan dan 

menjelaskan satu sama lain atau sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain 

sehingga al-Qur´an menjadi sebuah sistem. Meskipun al-Qur´an menyatakan 

bahwa kewenangan memberikan baya>n atau penjelasan terhadap ayat-ayat 

al-Qur´an adalah otoritas Allah dan rasul-Nya, namun bukan berarti bahwa 

ayat-ayat al-Qur´an tidak mempunyai ruang untuk digali makna dan 

kandungannya sebab al-Qur´an menjadi kitab hidayah yang senantiasa 

terbuka untuk dikaji oleh siapapun, termasuk mereka yang tidak 

mempercayainya sebagai kitab suci yang diwahyukan Allah swt. kepada nabi 

Muhammad saw.34 

b. Kedua, interpretasi sunnah yang secara operasional dimaksudkan sebagai 

cara kerja memahami kandungan al-Qur´an dengan menggunakan unsur-

unsur yang berasal dari sunnah Rasulullah saw., baik dalam bentuk 

 
33Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu Edisi Revisi (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 203. 
34Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>´i>, h. 133-134. 
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perkataan, perbuatan, maupun takrirnya, sebab beliau memiliki otoritas 

sebagai interpretor terhadap al-Qur´an.35 

c. Ketiga, interpretasi linguistik sebagaimana al-Qur´an menjelaskan bahwa 

telah menjadi sunnatullah mengutus seorang rasul kepada suatu masyarakat 

dengan menggunakan bahasa mereka, maka al-Qur´an diturunkan oleh Allah 

swt. dengan perantaraan malaikat Jibril kepada nabi Muhammad saw. 

dengan menggunakan bahasa Arab. Penggunaan kaidah-kaidah bahasa dalam 

hal ini adalah bahasa Arab dalam mengkaji kandungan al-Qur´an inilah yang 

penulis sebut sebagai teknik interpretasi tekstual atau teknik interpretasi 

kebahasaan.36 

d. Keempat, interpretasi sistemis merupakan istilah yang berakar dari kata 

system yang mengandung makna sebagai sebuah satuan objek yang terdiri 

dari berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur 

sehingga merupakan sebuah totalitas. Dalam kajian tafsir, hubungan yang 

teratur ini dikenal dengan istilah muna>sabah yang secara etimologi 

bermakna keserupaan atau musya>kalah dan kedekatan atau muqa>rabah, 

sedangkan secara terminologi menunjukkan makna keterkaitan atau 

hubungan antara kalimat yang satu dengan yang lain, antara ayat yang satu 

dengan yang lain, bahkan antara satu surah dengan surah yang lain.37 

Penggunaan teknik interpretasi ini berangkat dari kenyataan bahwa al-

Qur´an sebagai kitab suci yang memiliki sistematika utuh padu dan susunan 

yang bersifat tauki>fi sesuai tuntunan nabi saw.38 

 
35Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>´i>, h. 139-140. 
36Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>´i>, h. 154-155. 
37´Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Al-Itqa>n fi> ´Ulu>m al-Qur´a>n, Juz 

III (t.t.: Al-Hay´ah al-Mis}riyyah al-A<mmah li al-Kita>b, 1974 M/1394 H), h. 298. 
38Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>´i>, h. 189. 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tujuan penelitian ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan tinjauan umum kesehatan jiwa. 

2. Menjelaskan analisis tematik kesehatan jiwa dalam al-Qur´an. 

3. Menjelaskan wujud kesehatan jiwa menurut al-Qur´an. 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

mencakup dua hal yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. 

1. Kegunaan ilmiah: mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan 

judul tesis ini agar dapat menambah wawasan dan referensi keilmuan atau 

khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian tafsir dan bisa menjadi 

sumbangsi bagi insan akademik serta dapat memajukan lembaga 

pendidikan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang 

terutama paradigma tafsir yang berkaitan langsung dengan ilmu tafsir dan 

ilmu pengetahuan modern lainnya. 

2. Kegunaan praktis: dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat 

mengetahui secara mendalam konsep kesehatan jiwa dalam al-Qur´an 

yang dijadikan sebagai bahan informasi penting bagi pemerhati kajian 

tafsir sekaligus sebagai bahan bacaan atau referensi pustaka pada berbagai 

lembaga keilmuan di bidang tafsir dan dapat menjadi rujukan bagi kaum 

intelektual maupun masyarakat serta mengimplementasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga nuansa interaksi sosial dapat terwujud 

secara aman, damai serta hidup dalam nuansa qur´ani. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

TINJAUAN UMUM KESEHATAN JIWA 

A. Pengertian Kesehatan Jiwa 

Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya mengungkapkan bahwa sehat 

menurut World Health Organisation (WHO) adalah suatu keadaan yang lengkap 

meliputi kesejahteraan fisik, mental, sosial serta tidak hanya terbebas dari 

penyakit, cacat dan kelemahan. Demikian juga dalam UU No. 23 Tahun 1992 

tentang kesehatan bahwa sehat yaitu adanya kesejahteraan antara badan, jiwa 

dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis.1 

Dalam pandangan agama, Islam sangat memperhatikan kondisi kesehatan 

sehingga dalam al-Qur´an dan hadis dijumpai beberapa referensi tentang 

kesehatan yang menjadi salah satu faktor penentu baik atau buruknya seseorang 

dalam kehidupan. Fisik dan jiwa pada diri manusia bagaikan dua sisi pada satu 

keping mata uang yang saling bergandengan dan berinteraksi serta 

mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu fisik yang sehat 

memiliki kontribusi untuk memperoleh jiwa yang sehat, demikian sebaliknya 

bahwa jiwa yang sehat juga memiliki kontribusi yang signifikan untuk 

menjadikan fisik seseorang menjadi sehat.2 

Peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar telah banyak menunjukkan 

bahwa di dalam tubuh yang sehat tidak selalu terdapat jiwa yang sehat, akan 

 
1Soekidjo Notoatmodjo, Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi (Jakarta: Risneka Cipta, 

2005), h. 2. 
2Agus Mustofa, Untuk Apa Berpuasa: Scientific Fasting (Surabaya: Padma Press, 2004), 

h. 104. 
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tetapi justru sebaliknya bahwa di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang 

sehat.3 Hal demikian menunjukkan bahwa kualitas jiwa lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kualitas fisik, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-

Fath/48: 4. 

مْ  ً مَعَ ايماَنهِِ دَادُوا ايماَ ينَِ لِيزَْ نةََ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِ زَْلَ السكِ ي  ِ ُودُ السمَاوَاتِ  هُوَ ا ِ جُ ِ  وَ
لَِيماً حَكِيماً (  ُ رْضِ وَكاَنَ ا ْ ) ٤وَا  

Terjemahnya: 

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang 
Mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah 
ada). Dan milik Allahlah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha 
Mengetahui, Maha Bijaksana.4 

Ade Hashman dalam bukunya mengutip pendapat seorang dokter bernama 

Herophilus yang hidup sekitar 323 SM mengatakan bahwa ketika tidak ada 

kesehatan dalam diri seseorang maka kearifan dengan sendirinya tidak akan 

tercapai, seni tidak akan muncul, kekuatan akan sirna, kekayaan menjadi tidak 

berguna dan kecerdasan tidak akan dapat dipraktikkan.5 Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa sehat merupakan hal yang sangat penting agar seorang individu 

mampu menikmati hidup dengan ketenangan, sebab semua kelezatan duniawi 

akan terasa hampa ketika kesehatan sirna pada saat seseorang sedang sakit 

sehingga menjadikan hidupnya tidak tenteram, perasaannya gelisah yang akan 

berakibat buruk bagi dirinya sendiri. 

Sehat secara umum dapat dipahami sebagai kesejahteraan secara penuh 

atau keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental maupun sosial yang tidak 

 
3Agus Mustofa, Untuk Apa Berpuasa: Scientific Fasting, h. 104. 
4Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin (Jakarta: Cahaya Qur´an, 2017), h. 511. 
5Ade Hashman, Rahasia Kesehatan Rosulullah (Jakarta: Noura Book, 2012), h. 36. 



23 
 

 

hanya terbebas dari penyakit atau keadaan lemah.6 Pengetahuan akan jiwa yang 

sehat tidak terlepas dari pemahaman mengenai sehat dan sakit secara fisik yang 

menunjukkan adanya hubungan antara kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. 

Seorang individu dengan keluhan medis menunjukkan terjadinya masalah pada 

psikis hingga taraf gangguan pada jiwanya, demikian sebaliknya bahwa 

seseorang dengan munculnya gangguan pada jiwanya menunjukkan adanya 

gangguan terhadap fungsi fisiknya. 

Bagi sebagian individu, kesehatan masih dianggap belum terlalu penting 

sebab perilaku masyarakat mengonsumsi makanan instan seringkali tidak 

memperhatikan dampak kesehatan yang terjadi dikemudian hari. Kategori 

kesehatan seseorang dapat ditinjau dari sisi fisik maupun psikis atau jiwanya. 

Sehat fisik bisa dilihat dari tubuhnya yang segar bugar dan mampu melakukan 

berbagai aktivitas, sedangkan sehat secara psikis dapat diketahui melalui kondisi 

jiwa seseorang yang dapat berpikir dengan baik serta bertindak secara realistis.7 

Ikhwan Fuad mengutip pendapat Musthafa Fahmi yang memberikan dua 

pengertian mengenai batasan makna kesehatan jiwa, yaitu: pertama, kesehatan 

jiwa adalah terbebasnya seseorang dari gejala-gejala penyakit jiwa dan gangguan 

kejiwaan yang banyak dipakai dalam lapangan psikiatri atau kedokteran jiwa. 

Kedua, kesehatan jiwa adalah cara aktif, luas, lengkap tidak terbatas yang 

berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan 

dirinya sendiri, orang lain dan kepada masyarakat lingkungannya8 yang dapat 

 
6Kartika Sari Dewi, Buku Ajar Kesehatan Mental (Cet. I; Semarang: LPPMP UNDIP 

Press, 2012), h. 10. 
7Muhammad Nur Wahyudi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Perspektif al-Qur´an 

(Semarang: UIN Wali Songo Semarang, 2015), h. 2. 
8Ikhwan Fuad, “Menjaga Kesehatan Mental Perspektif al-Qur´an dan Hadits”, Jurnal An-

Nafs: Kajian dan Penelitian Psikologi 1, no. 1 (Juni 2016), h. 34-35. 
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membawanya kepada kehidupan yang tenang dan tenteram sehingga terjadi 

keserasian sosial dalam kehidupannya. 

Dari beberapa pengertian kesehatan jiwa yang telah peneliti paparkan di 

atas, maka secara umum ada beberapa arti yang dapat mencakup makna dari 

kesehatan jiwa sebagaimana yang telah diungkapkan beberapa ahli sebagai 

berikut. 

a) Kesehatan jiwa adalah bebas dari gejala-gejala penyakit jiwa dan gangguan 

kejiwaan yang banyak dipakai dalam lapangan kedokteran jiwa atau 

psikiatri. 

b) Kesehatan jiwa adalah kemampuan orang untuk menyesuaikan diri dengan 

masyarakat lingkungannya, hal itu membawanya pada kehidupan yang sunyi 

dari kegoncangan, penuh vitalitas.9 

c) Kesehatan jiwa adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh 

antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi 

berbagai masalah yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan 

serta kemampuan dirinya.10 

d) Kesehatan jiwa adalah kematangan emosi dan sosial seseorang disertai 

adanya kesesuaian dengan dirinya dan lingkungan sekitar.11 

e) Kesehatan jiwa yaitu terwujudnya ketenangan pada diri seseorang dengan 

perkembangan kepribadian yang normal.12 

 
9Mustafa Fahmi, Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat, Dialih 

Bahasa oleh Zakiah Daradjat, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 20-21. 
10Zakiah Daradjat, Islam dan Kesehatan Jiwa (Cet. XXIII; Jakarta: PT. Toko Gunung 

Agung, 1996), h. 12-13. 
11Musfir Az-Zahrani bin Said, Konseling Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 4. 
12Sayyid Abdul Hamid Mursi, Jiwa yang Tenang (Malang: Al-Qayyim, 2004), h. 9. 
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f) Kesehatan jiwa ialah terhindarnya dari gangguan dan penyakit kejiwaan, 

mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi masalah-masalah dan 

goncangan-goncangan biasa, adanya keserasian fungsi-fungsi jiwa (tidak ada 

konflik) dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna dan bahagia, serta 

dapat menggunakan potensi yang ada pada dirinya seoptimal mungkin.13 

g) Kesehatan jiwa adalah terhindarnya seseorang dari gangguan-gangguan dan 

penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi 

dan bakat yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan 

bersama mencapai keharmonisan jiwa dalam hidup.14 

h) Kesehatan jiwa merupakan keadaan psikologi secara umum, sedangkan 

kesehatan jiwa yang wajar adalah keadaan terpadu dari berbagai tenaga 

seseorang yang menyebabkan ia menggunakan dan mengeksploitasikannya 

sebaik mungkin yang dapat menyebabkan ia mewujudkan dirinya atau 

mewujudkan kemanusiaannya.15 

Menjaga kesehatan diri sendiri merupakan dasar yang utama dan menjadi 

salah satu tindakan pencegahan dari penyakit, sedangkan sisi yang lain adalah 

menjaga kesehatan lingkungan.16 Dalam hal ini, kehidupan seseorang sangat 

dipengaruhi oleh kesehatan fisik, kesehatan jiwa dan kesehatan lingkungan dalam 

rangka menjaga pola hidup sehat yang akan memberikan pengaruh positif bagi 

kesehatan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan 

 
13Zakiah Daradjat, Islam dan Kesehatan Jiwa, h. 9. 
14Siti Sundari, HS., Kesehatan Jiwa dalam Kehidupan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 

h. 1. 
15Hasan Langgulung, Teori-teori Kesehatan Mental (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986), h. 

214. 
16Abdul Basith Muhammad Sayyid, Rasulullah Sang Dokter (Solo: Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2006), h. 64. 
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sehatnya jiwa seseorang akan melahirkan tingkah laku yang positif dan secara 

otomatis menjadikan fisik dan lingkungan seseorang menjadi sehat. 

Dari beberapa pendapat yang penulis paparkan di atas, dapat diketahui 

bahwa yang dimaksud dengan kesehatan jiwa ialah keadaan jiwa seseorang yang 

mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi masalah yang dihadapi dan 

terhindarnya dari gangguan kejiwaan yang berlandaskan keimanan dan 

ketakwaan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

B. Teori-teori tentang Kesehatan Jiwa 

Kajian al-Qur´an selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis 

seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial-budaya dan peradaban 

manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya karya-karya tafsir, mulai dari yang 

klasik sampai kontemporer dengan berbagai corak, metode dan pendekatan yang 

digunakan.17 

Dalam berbagai literatur, baik filsafat, tasawuf, psikologi, sosiologis 

maupun tafsir itu sendiri, maka manusia memiliki arti yang berbeda disetiap 

bidang keilmuan tersebut. Kajian tentang makna manusia tidak akan ada 

habisnya sehingga selalu menghasilkan pertanyaan dan pengetahuan baru yang 

muncul jika membahas hal-hal berkaitan dengan makhluk Tuhan yang satu ini.18 

Salah satunya berbicara mengenai kesehatan jiwa manusia sebagaimana yang 

penulis paparkan dalam pembahasan tesis ini sehingga penting untuk melihat 

beberapa pandangan atau teori-teori dari para ahli mengenai jiwa sebagai berikut. 

 

 
17Abdul Mustaqim, Metode Penelitian al-Qur´an dan Tafsir (Yogyakarta: CV. Idea 

Sejahtera, 2015), h. 138. 
18Djuned Daniel, Antropologi al-Qur´an (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 88. 
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1. Ilmu Tafsir 

a. Al-Gaza>li> dan Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> 

Abu> H{a>mid Muh}ammad bin Muh}ammad al-Gaza>li> dalam kaitan jiwa 

memandang bahwa  nafs ada tiga macam, yaitu al-nafs al-amma>rah yang selalu 

menyuruh pada kejahatan, al-nafs al-lawwa>mah yang senantiasa mendapatkan 

bisikan kebenaran dari hati nurani sehingga menyesali perbuatan negatif yang 

telah dilakukannya, dan al-nafs al-mut}mainnah yang menjadikan tenang dan 

tenteram serta patuh pada aturan yang seharusnya dengan mengubah sifat-sifat 

buruknya menjadi kerelaan atau rid}a>.19 

Selain teori yang telah peneliti sebutkan di atas, sebagaimana telah 

diketahui bahwa banyak ayat al-Qur´an yang mengungkapkan tentang kesehatan 

jiwa sehingga sebagian besar di antara mufasir ikut membahasnya. Salah satu 

ahli tafsir yang juga berbicara mengenai ketenangan jiwa adalah Abu> ´Abd Alla>h 

Muh}ammad bin ´Umar bin al-H{asan bin al-H{usain al-Taimi> Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> 

sebagai seorang mufasir rasionalis atau filsuf Muslim sebab ilmu-ilmu ´aqliyyah 

mendominasi pemikiran beliau dalam kitab tafsirnya.20 

Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan jiwa 

yang tenang atau jiwa yang sehat adalah jiwa yang mengenal Allah atau 

ma´rifatulla>h karena selalu beribadah kepada-Nya sehingga bisa menjadi kuat 

sebab yakin dengan kebenaran yang tidak disertai keraguan sehingga tidak akan 

 
19Azyumardi Azra, ed., Ensiklopedi Tasawuf (Cet. I; Bandung: Angkasa, 2008), h. 931. 
20Manna>´ bin Khali>l al-Qat}t}a>n, Maba>h}is| fi> ´Ulu>m al-Qur´a>n (t.t.: Maktabah al-Ma´a>rif li 

al-Nasyr wa al-Tauzi>´, 2000 M/1421 H), h. 396. 
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merasakan penyesalan dan takut. Menurut beliau bahwa jiwa yang mengenal 

Allah juga dapat disebut sebagai jiwa yang sesuai dengan kebenaran akal.21 

Problem-problem yang dapat menjadi penghalang bagi jiwa untuk sampai 

pada tahapan jiwa yang sehat atau jiwa yang tenang menurut Fakhr al-Di>n al-

Ra>zi> ada tujuh, yaitu: khauf, h}azn, al-hulu´, h}ubb al-dunya>, h}asad, al-tafa>khur dan 

al-taka>s|ur. Masalah yang demikian muncul dari dua aspek, yaitu ketika akal atau 

jiwa menjadi sakit22 dan kurangnya pendidikan23 sehingga dampaknya adalah 

pandangan semakin sempit serta ketenangan dalam jiwa menjadi hilang. 

Abd Jalaluddin mengutip pandangan beliau mengatakan bahwa elemen-

elemen yang dapat menyehatkan jiwa sebagai solusi dalam menciptakan jiwa 

yang tenang ada tujuh macam yaitu iman, zikir, tobat, al-Qur´an, doa, ikhlas dan 

tawakal.24 Elemen yang demikian nantinya akan membentuk sebuah formula 

untuk menciptakan jiwa yang tenang atau jiwa yang sehat, sehingga segala 

bentuk tantangan hidup tidak akan mampu membuatnya sedih, cemas, gelisah, 

maupun sengsara yang pada akhirnya berujung kepada aktivitas bunuh diri. 

b. Ibnu ´At}a>´illah al-Sakandari> dan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah 

Di kalangan ahli tasawuf, jiwa merupakan objek sentral dalam segala 

kegiatannya yang hampir semua istilah dan konsep-konsep dalam tasawuf atau 

mistisisme dalam Islam terkait dengan jiwa dan pelatihan jiwa. Salah satu 

 
21Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin ´Umar bin al-H{asan bin al-H{usain al-Taimi> Fakhr al-

Di>n al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Gayb: Al-Tafsi>r al-Kabi>r, Juz XIX (Cet. III; Bairu>t: Da>r Ih}ya>´ al-Tura>s| al-
´Arabi>, 1420 H), h. 40. 

22´Abd al-Lat}i>f al-Bagda>di>, Al-S{ifa>´ al-Ru>h}i> wa al-Jism (Bairu>t: Da>r al-Isla>miyyah, 
2003), h. 239. 

23Achmad Mubarok, Psikologi Qur´ani (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 27. 
24Abd Jalaluddin, “Ketenangan Jiwa Menurut Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> dalam Tafsi>r Mafa>ti>h} 

al-Gayb”, Al-Bayan: Jurnal Studi al-Qur´an dan Tafsir 3, no. 1 (Juni 2018), h. 36-50. 
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definisi mengatakan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari cara dan 

jalan seorang Muslim dapat berada sedekat mungkin dengan Allah. 

Ta>j al-Di>n Abu> al-Fad}l Ah}mad bin Muh}ammad bin ´Abd al-Kari>m bin 

´Abd al-Rah}ma>n bin ´Abd Alla>h bin Ah}mad bin ´I<sa> bin H{usain bin ´At}a>´illa>h al-

Juz|ami> al-Ma>liki> al-Iskandari> mempunyai pemikiran bahwa tasawuf bertujuan 

mengantarkan seseorang untuk mencapai makrifat Allah yaitu mengenal-Nya 

melalui penglihatan hati. Oleh karena itu, ada tujuh macam yang perlu dilakukan 

seorang sufi, yaitu: al-juhd, tad}arru´, ih}tira>q al-nafs, al-ina>bah, al-s}abr, al-syukr 

dan al-rid}a>.25 

Dalam memperoleh makrifat Allah sebagaimana yang beliau ungkapkan 

di atas, maka seseorang harus selalu optimis dan tawakal dengan terus beramal 

saleh sebab pencapaian makrifat Allah bukan semata karena banyaknya amal 

yang tetap saja sedikit di hadapan Allah. 

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah menggunakan istilah ru>h} dan nafs untuk 

pengertian yang sama yakni menunjuk kepada makna jiwa. Menurut beliau 

bahwa pemaknaan yang benar mengenai jiwa adalah substansi yang bersifat 

nura>ni> ´alawi> khafi> mutah}arrik atau jisim yang mengandung cahaya, berada di 

tempat yang tinggi, lembut, hidup, dan dinamis.26 

Dalam menjelaskan pandangan di atas, beliau mengatakan bahwa 

sebenarnya jiwa manusia itu satu, tetapi memiliki tiga sifat yang 

mendominasinya. Pertama, jiwa yang disebut nafs mut}mainnah yaitu jiwa yang 

tenang karena ketenangannya beribadah, ber-mah}abbah, ber-ina>bah, bertawakal, 

 
25Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur´an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

Republik Indonesia, Tafsir Ilmi: Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif al-Qur´an dan 
Sains (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur´an, 2016), h. 35. 

26Muh}ammad ´Us|ma>n Naja>ti>, Al-Dira>sa>t al-Nafsa>niyah ´Inda al-´Ulama>´ al-Muslimi>n 
(Al-Qa>hirah: Da>r al-Syuru>q, 1993), h. 359. 
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serta keridaannya dan kedamaiannya kepada Allah. Kedua, jiwa yang bernama 

nafs lawwa>mah karena seringnya mencela sementara dirinya masih ragu terhadap 

kebaikan dan keburukan yang dilakukannya. Ketiga, jiwa yang disebut nafs 

amma>rah yakni nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Dengan 

demikian, jiwa manusia merupakan satu jiwa yang terdiri atas tiga sifat, yaitu 

sifat amma>rah, lawwa>mah dan mut}mainnah yang menjadi tujuan-tujuan 

kesempurnaan dan kebaikan manusia. 

Dari beberapa pandangan kaum sufi sebagaimana yang telah peneliti 

paparkan di atas terlihat bahwa konsep jiwa merupakan objek utama bahasan 

mereka, baik dari segi asal-usul dan tahapan kejadiannya maupun dari segi 

pelatihannya (riya>d}ah al-nafs) dan pendidikannya (tahz|i>b al-nafs) melalui 

maqa>ma>t dalam rangka mencapai kedekatan dengan Allah yang dikonsepkan 

sebagai makrifat dan Insa>n Ka>mil, bahkan wah}dah al-wuju>d. 

c. Rasyi>d Rid}a>, Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> dan Sayyid Qut}b 

Manusia adalah makhluk sempurna dalam penciptaannya yang bukan 

hanya dalam aspek fisik atau raganya, melainkan juga aspek psikis atau jiwanya. 

Keistimewaan manusia terlihat dari bentuknya yang paling indah, ia berdiri 

dengan tegak dan tubuhnya tersusun dengan bagus.27 Kesempurnaan dalam kedua 

aspek ini merupakan isyarat adanya tanda-tanda kebesaran Allah pada diri 

manusia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia agar senantiasa 

memperhatikan dirinya melalui tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan-

Nya, struktur tubuh, pendengaran, penglihatan, pikiran dan gerakannya yang 

dapat dijadikan petunjuk atas eksistensi, ilmu dan kekuasaan Allah swt.28 

 
27Ja>bir bin Mu>sa> bin ´Abd al-Qadi>r al-Jaza>´iri>, Aisar al-Tafa>si>r li Kalam al-´Ali> al-Kabi>r, 

Jilid III (Madi>nah: Maktabah al-´Ulu>m wa al-H{aki>m, 2003), h. 323. 
28Ja>bir bin Mu>sa> bin ´Abd al-Qadi>r al-Jaza>́ iri>, Aisar al-Tafa>si>r li Kalam al-´Ali> al-Kabi>r, 

Jilid V, h. 157. 
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Ketika memperhatikan keadaan fisiknya, manusia menemui kesulitan 

dibandingkan saat ia mempelajari objek di luar realitas dirinya. Kesulitan ini 

diduga akibat ilmu-ilmu yang ada dan digunakan untuk mengkaji manusia 

sebagai objeknya belum memadai untuk dapat mengungkap hakikat manusia itu 

sendiri.29 Selain pendapat di atas, Hilton Hotema dalam bukunya juga 

mempertegas ketidakberdayaan ilmu yang telah dicapai manusia dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait manusia dan kehidupannya.30 

Seorang sarjana Muslim yaitu Anwa>r al-Jundi> mengatakan bahwa 

manusia tidak akan mampu memahami hakikat jiwa kecuali apabila ia 

menelusuri benangnya atau akarnya kepada agama hak yakni Islam yang 

mengungkapkannya.31 

Dari pendapat yang telah peneliti paparkan di atas dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa wahyu dipercaya dapat mengungkap hakikat ru>h} dan jiwa 

manusia serta segala rahasianya yang merupakan informasi gaib (al-ikhba>r ´an al-

guyu>b).32 Informasi gaib ini tidak dapat diketahui oleh selain Allah, tetapi jika 

Dia berkehendak menginformasikannya maka Allah tidak mengabarkannya 

kecuali kepada Rasul-Nya.33 Dengan demikian, untuk memahami hakikat jiwa, 

maka hadis-hadis nabi Muhammad saw. perlu dipertimbangkan sebagai rujukan. 

 
29Alexis Carrel, Man: The Unknown (New York: Harper and Brothers, 1939), h. 3. 
30Hilton Hotema, Mystery of Man of The Bible (USA: Health Research Books, 1967), h. 

5-6. 
31Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur´an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

Republik Indonesia, Tafsir Ilmi: Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif al-Qur´an dan 
Sains, h. 39. 

32Al-Qa>d}i> Abu> Bakr Muh}ammad bin al-T{ayyib al-Ba>qilla>ni>, Tamhi>d al-Awa>´il wa 
Talkhi>s} al-Dala>il (Bairu>t: Mu´assasah al-Kutub al-Saqafiyyah, 1987), h. 134. 

33Abu> Bakr Ah}mad bin ´Ali> al-Ra>zi> al-Jas}s}a>s}, Ah}ka>m al-Qur´a>n (Bairu>t: Da>r Ih}ya>´ al-
Tura>s| al-´Arabi>, 1405 H), h. 300. 
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Rasyi>d Rid}a> berpendapat bahwa hakikat jiwa merupakan daya hidup bagi 

manusia dan aktualisasi jenisnya tunggal dengan banyak bagian-bagiannya serta 

termasuk orang yang setuju dengan pendapat yang mempersamakan antara jiwa 

dan ru>h}. Menurut beliau bahwa jiwa merupakan esensi manusia yang pasti 

sehingga tegaknya jasad disebabkan oleh ru>h}, maka ru>h} memelihara wujudnya 

dan mengorganisasi sebagai sumber hidupnya, apabila berpisah maka hilanglah 

hubungan alirannya. Konsep pemikiran yang seperti ini merupakan pendapat 

terbaru dari aliran energi listrik.34 Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Rasyi>d 

Rid}a> lebih cenderung berpendapat bahwa jiwa merupakan atribut yang bersifat 

independen sebagai daya hidup. 

Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi> mengambil sebuah pandangan bahwa hakikat 

jiwa adalah jisim atau substansi yang bersifat nurani mengandung cahaya, berada 

di tempat yang luhur, lembut, hidup dan dinamis serta menembus substansi 

organ-organ tubuh. Jiwa mengalir dalam tubuh bagaikan air dalam sumur atau 

api dalam arang sehingga selama organ-organ tubuh dalam kondisi baik untuk 

menerima efek yang berlimpah dari jisim yang lembut yakni jiwa, maka jisim 

yang lembut itu memberi pengaruh berupa perasaan, gerakan, kecerdasan dan 

sebagainya. Demikian sebaliknya, jika organ-organ tubuh dalam kondisi rusak, 

maka ru>h} akan meninggalkan tubuh.35 Dengan demikian, beliau juga memahami 

bahwa jiwa adalah sejenis energi listrik yang dapat menghidupkan jasad, 

sehingga dengan hilangnya energi itu dapat menyebabkan hilangnya kehidupan. 

 
34Muh}ammad Rasyi>d bin ´Ali> Rid}a> bin Muh}ammad Syams al-Di>n bin Muh}ammad Baha> 

al-Di>n bin Munla> ´Ali> Khali>fah al-Qalmu>ni> al-H{usaini>, Tafsi>r al-Qur´a>n al-H{aki>m: Tafsi>r al-
Mana>r, Jilid IV (t.t.: al-Haiah al-Mis}riyyah al-´A<mmah li al-Kita>b, 1990 M), h. 269-270. 

35Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, Jilid IV (Al-Qa>hirah: Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-
H{alabi>, 1974), h. 176. 
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Sayyid Qut}b memandang jiwa terdiri atas dua kategori, yaitu pertama, 

h}aqi>qat al-nafs al-insa>niyyah atau jiwa insaniyah36 yang menunjukkan makna 

spiritual merupakan kecenderungan fit}riyyah (kesucian), berputar pada manusia 

dalam segala urusannya dan mengikutinya dalam segala tujuannya dan kedua, 

h}aqi>qat al-nafs al-basyariyyah atau jiwa basyariyyah37 yang menunjukkan makna 

emosional yang berfungsi dalam menghadapi kejahatan dan kebaikan, dalam hal 

ihwal keimanannya dan kekosongan dirinya dari iman, serta menetapkan 

keputusan akhir bagi orang mukmin sebagaimana menetapkan keputusan akhir 

bagi pendurhaka. 

Wahbah al-Zuh}aili> ketika memaparkan masalah jiwa hanya 

mengemukakan beberapa pendapat ulama dan menyederhanakannya menjadi dua 

macam, yaitu: Kelompok pertama, berpendapat bahwa jiwa atau ru>h} merupakan 

aksidensi bagi tubuh selama hidupnya. Kelompok kedua, sebagaimana yang 

masyhur seperti Ibnu Qayyim berpandangan bahwa jiwa adalah jisim atau 

substansi yang bersifat nurani mengandung cahaya, berada di tempat yang luhur, 

lembut, hidup dan dinamis serta menembus substansi organ-organ tubuh yang 

mengalir bagaikan air di tumbuhan, berpisah dari tubuh dan bersatu dengannya 

selama hidup.38 

2. Ilmu Psikologi 

Psikologi mulai diakui sebagai sebuah ilmu yang mandiri sejak tahun 

1879 saat Wilhelm Mundt mendirikan laboratorium psikologi di Jerman. Sejak 

saat itu, ilmu psikologi berkembang pesat yang ditandai dengan lahirnya 

 
36Sayyid Qut}b, Fi> Z{ila>l al-Qur´a>n, Jilid VI (Al-Qa>hirah: Da>r al-Syuru>q, t.th.), h. 3915. 
37Sayyid Qut}b, Fi> Z{ila>l al-Qur´a>n, Jilid VI, h. 3698. 
38Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur´an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

Republik Indonesia, Tafsir Ilmi: Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif al-Qur´an dan 
Sains, h. 42-43. 
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berbagai aliran-aliran di dalamnya, salah satunya adalah aliran psikoanalisis39 

yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. 

Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha menjelaskan hakikat 

dan perkembangan kepribadian dengan asumsi bahwa kepribadian berkembang 

ketika terjadi konflik dari aspek-aspek psikologis manusia dalam berbagai 

unsurnya seperti motivasi, emosi dan aspek-aspek internal lainnya. 

Sigmund Freud berpendapat bahwa kehidupan jiwa memiliki tiga tingkat 

kesadaran, yaitu sadar (conscious), pra-sadar (preconscious), dan tidak sadar 

(unconscious). Kemudian pada tahun 1923, ia memperkenalkan teori barunya 

mengenai kepribadian manusia pada tiga model struktural, yaitu das Es 

(dorongan biologis), das Ich (dorongan psikologis) maupun das Ueber Ich 

(dorongan sosiologis atau kesadaran) yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan 

istilah the Id, the Ego dan the Super Ego.40 

Kepribadian manusia sangat berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang 

dalam menentukan kondisi jiwanya yang sehat sehingga terhindar dari penyakit 

kejiwaan. Kesehatan jiwa adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

diri sendiri, orang lain dan masyarakat. Kesehatan jiwa tidak hanya bahwa jiwa 

yang sehat berada dalam tubuh yang sehat sebagaimana dalam bahasa arab yakni 

al-´Aql al-Sali>m fi> al-Jism al-Sali>m, tetapi juga suatu keadaan yang terkait 

dengan eksistensi manusia.41 Oleh karena itu, maka adapun orang yang sehat 

jiwanya akan mampu mewujudkan dan mengembangkan potensi dirinya dengan 

maksimal. 

 
39Ja´far, “Struktur Kepribadian Manusia Perspektif Psikologi dan Filsafat”, Psymathic: 

Jurnal Ilmiah Psikologi 2, no. 2 (2015), h. 209-221. 
40Alwisol, Psikologi Kepribadian (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 

h. 17. 
41Ramayulis, Psikologi Agama (Cet. VI; Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 17. 
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3. Ilmu Sosiologi 

Tidak hanya bidang psikologi yang berbicara tentang aspek kesehatan 

jiwa manusia, tetapi juga mendapat perhatian dalam bidang sosiologi sebab 

berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

teori kepribadian humanistik, Abraham Maslow dalam bukunya Frank G. Goble 

menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu tersusun secara hirarki dan diperinci 

ke dalam lima tingkat kebutuhan, yaitu kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis, 

kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan memiliki, kebutuhan rasa 

harga diri dan kebutuhan akan aktualisasi diri.42 

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang beragam, 

namun keberagaman itu dikelompokkan menjadi dua bagian yang mendasar. 

Pertama, kebutuhan untuk keberlangsungan hidup dan pelestarian jenis atau 

spesies. Kedua, kebutuhan untuk mencapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan 

hidup. Dua kebutuhan pokok inilah yang mendorong atau memotivasi manusia 

untuk melakukan aktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. 

Kebutuhan-kebutuhan manusia ada yang dapat dengan mudah terpenuhi 

sendiri dan lebih banyak yang tidak dapat dipenuhi secara individu sehingga 

membutuhkan bantuan orang-orang di sekitar. Hal ini dapat dimengerti karena 

tidak setiap orang memiliki kemampuan dan keahlian untuk memenuhi 

kebutuhannya tersebut,43 salah satunya berkaitan dengan upaya dalam 

membentuk kesehatan jiwa seseorang. 

 

 
42Frank G. Goble, Mazhab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow (Yogyakarta: 

Kanisius, 1987), h. 20. 
43Waryono Abdul Ghafur, “Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif al-Qur´an”, Jurnal 

Hikmah 7, No. 1 (2011), h. 107. 



36 
 

 

C. Cara Kerja Jiwa yang Sehat 

Pengetahuan mengenai jiwa dan penentuan struktur kepribadian tidak 

terlepas dari pembahasan substansi manusia, sebab dengan memahami bagian 

dasar itu maka dapat diketahui hakikat dan dinamika prosesnya. Oleh karena itu, 

penulis merasa sangat penting untuk memberikan uraian pandangan dari terkait 

jiwa yang sehat, baik dari ilmu tafsir, ilmu psikologi maupun ilmu sosiologi. 

1. Ilmu Tafsir 

Secara umum, para ahli membagi substansi manusia dalam dua bagian 

yakni antara Jasad dan Roh yang merupakan masing-masing aspek berlawanan 

tetapi pada prinsipnya saling membutuhkan. Jasad tanpa roh menjadi substansi 

yang mati, sedangkan roh tanpa jasad maka tidak akan dapat teraktualisasi, 

sebagaimana hal ini telah dijelaskan melalui firman Allah swt. dalam QS al-

Sajadah/32: 7-9. 

سَْانِ مِنْ طِينٍ ( لقَْ الاْ َ لقََهُ وَبدََ  َ ءٍ  حْسَنَ كلُ شيَْ ي  ِ سَْ ٧ا ٍ مِنْ  ) ثمُ جَعَلَ  َ ُ مِنْ سُلاَ َ
دَِةَ قلَِيلاً مَا ٨مَاءٍ مَهينٍِ ( فْ ْ بصَْارَ وَا ْ هِ وَجَعَلَ لكمَُُ السمْعَ وَا ِ هِ مِنْ رُو ) ثمُ سَواهُ وَنفََخَ فِ
)٩شَْكُرُونَ (  

Terjemahnya: 

(7) Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang 
memulai penciptaan manusia dari tanah. (8) Kemudian Dia menjadikan 
keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). (9) Kemudian Dia 
menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)-
nya dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, 
(tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.44 

Melihat ungkapan mengenai jasad dan roh di atas sebagaimana dalam al-

Qur´an maka masing-masing saling membutuhkan. Oleh sebab itu, diperlukan 

sinergi yang dapat menampung kedua substansi itu yang dalam terminologi al-

 
44Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 415. 
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Qur´an dikenal dengan istilah nafs, lebih spesifik lagi untuk mencapai jiwa yang 

sehat adalah al-nafs al-mut}mainnah sebagai gabungan dari jasad dan roh. 

Jasad atau Jisim merupakan substansi manusia yang terdiri dari struktur 

organisme fisik, di mana manusia dapat dikatakan lebih sempurna dibandingkan 

organisme fisik makhluk lainnya. Setiap makhluk biotik memiliki 4 unsur 

material yang sama, yakni terbuat dari unsur tanah, api, udara dan air yang 

semuanya akan hidup jika diberi energi kehidupan yang disebut sebagai nyawa. 

Ibnu Maskawaih dan Abu al-H{asan al-´Asy´ari> menyebut energi tersebut dengan 

istilah al-h}aya>h yakni daya hidup, sedangkan al-Ghaza>li> menyebutnya dengan al-

ru>h} jasmaniyah yaitu roh material. Dengan daya ini maka jasad dapat merasakan 

sakit, pahit-manis, haus-lapar, seks dan sebagainya. Adapun roh bersifat 

substansi (jauhar) yang hanya dimiliki oleh manusia, sedangkan nyawa 

merupakan sesuatu yang baru (´ara>d}) yang juga dimiliki oleh hewan.45 

Dalam al-Qur´an banyak dijumpai tentang substansi jasmaniah manusia 

yang berkaitan erat dengan sudut pandang biologisnya, salah satunya dapat 

dilihat pada firman Allah swt. dalam  dalam QS al-Mu´minu>n/23: 12-14. 

ٍ مِنْ طِينٍ ( َ سَْانَ مِنْ سُلاَ اَ الاْ لقَْ َ اَ  ١٣) ثمُ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فيِ قرََارٍ مَكِينٍ (١٢وَلقَدَْ  لقَْ َ ) ثمُ 
لََ  َ الْعِظَامَ النطْفَةَ  اَ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْ لقَْ َ اَ العَْلقََةَ مُضْغَةً فَ لقَْ َ خَٓرَ   قَةً فَ لْقًا  َ هُ  َ شَْ لحَْمًا ثمُ 

الِقِينَ (  َ حْسَنُ الْ  ُ َبَارَكَ ا )١٤فَ  
Terjemahnya: 

(12) Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati 
(berasal) dari tanah. (13) Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang 
disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). (14) Kemudian, air mani itu 
Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami 
jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-
belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. 

 
45Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2001), h. 40. 
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Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. 
Mahasuci Allah, pencipta yang paling baik.46 

Setelah ayat-ayat sebelumnya menguraikan keberuntungan orang-orang 

mukmin dengan aneka sifat mereka yang terpuji, kini ayat-ayat di atas 

menjelaskan proses kejadian manusia. Ada tujuh macam sifat orang-orang 

mukmin yang diuraikan melalui kelompok ayat-ayat sebelumnya, kemudian pada 

ayat ini dikemukakan juga tujuh tahap proses kejadian manusia sehingga ia lahir 

di pentas bumi ini. Seakan-akan ayat ini menyatakan bahwa manusia berhasil 

keluar dan berada di pentas bumi setelah melalui tujuh fase, dan perlu juga untuk 

menghiasi diri dengan tujuh hal agar berhasil dalam kehidupan sesudah 

kehidupan dunia ini.47 

Sebagai makhluk biologis atau unsur materi, maka manusia menampilkan 

sosok dalam bentuk fisik material sehingga manusia tidak jauh berbeda dengan 

makhluk biologis lainnya. Manusia terikat dengan kaidah prinsip kehidupan 

biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan, makan dan 

minum, memerlukan pasangan hidup, dan mempertahankan diri sebagai bentuk 

dorongan primer makhluk biologis.48 

Jasmani memiliki sifat dasar tersendiri sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Ahmad Daudy dengan mengutip pandangan al-Fara>bi> bahwa komponen ini 

dari alam ciptaan yang memiliki bentuk, rupa, berkualitas, berkadar, bergerak 

dan diam, serta berjasad yang memiliki beberapa organ. Demikian juga al-Gaza>li> 

memberikan sifat pada komponen jisim ini dengan sesuatu yang dapat bergerak, 

 
46Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 342. 
47M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

IX, h. 164-165. 
48Jalaludin, Teologi Pendidikan (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 

19. 
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memiliki rasa, berwatak gelap dan kasar, serta tidak berbeda dengan benda-benda 

lain.49 

Sedangkan roh merupakan substansi psikis manusia yang menjadi esensi 

kehidupannya sebagaimana yang dikatakan para ahli bahwa roh adalah badan 

halus atau jism al-lat}i>f, dapat menjadi substansi sederhana (jauhar basit}) dan bisa 

menjadi substansi roh (jauhar ru>h}). Dalam al-Qur´an, ru>h} dapat diartikan sebagai 

pemberian hidup dari Allah kepada manusia,50 namun manusia tidak akan 

mengetahui hakikatnya sebab roh merupakan urusan Allah swt. sebagaimana 

dalam QS al-Isra>´/17: 85. 

وتِ  مْرِ رَبيِّ وَمَا  لوُنكََ عَنِ الروحِ قلُِ الروحُ مِنْ  سَْ ) ٨٥تمُْ مِنَ العِْلمِْ الا قَلِيلاً (وَ  

Terjemahnya: 

Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang roh. Katakanlah, 
“Roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan 
hanya sedikit.”51 

Konteks ayat ini menunjukkan secara logika bahwa ayat di atas adalah 

Madaniyah yang turun ketika orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang 

hal tersebut di Madinah, padahal surah ini mayoritas Makkiyah. Jawaban 

persoalan ini adalah ketika orang Yahudi bertanya tentang roh, Rasulullah saw. 

tidak menjawab karena menunggu wahyu, maka ketika turun wahyu kepada 

beliau, wahyu itu memerintahkan untuk menjawab pertanyaan mereka dengan 

ayat yang telah turun sebelumnya di Makkah sebagaimana ayat di atas. Oleh 

karena itu, roh adalah urusan Allah swt., sehingga pengetahuan tentangnya 

 
49Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 115. 
50Muh}ammad Fua>d ´Abd al-Ba>qi>, Al-Mu´jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur´a>n, h. 414. 
51Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 290. 
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dikhususkan untuk Allah, bukan untuk manusia,52 namun sebagai orang yang 

beriman harus meyakini bahwa ada unsur rohani yang ditiupkan Allah dalam 

setiap tubuh manusia.  

Pada prinsipnya roh memiliki sifat dasar yang baik dan bersifat ketuhanan 

atau Ilahiyyah sehingga dapat dikatakan sebagai fitrah asal yang menjadi esensi 

struktur manusia yang berfungsi untuk memberikan motivasi, membimbing 

kehidupan spiritual nafsani manusia dan menjadikan dinamisasi tingkah lakunya 

ke arah yang lebih baik. Kehidupan jiwa yang dimotivasi oleh roh akan 

mendapatkan pancaran cahaya ketuhanan yang suci, menerangi ruangan nafsani 

dan akan meluruskan akal budi serta mengendalikan impuls-impuls rendah.53 

Kematian jasad bukan berarti kematian bagi roh yang hakikatnya telah 

masuk ke dalam tubuh pada saat tubuh manusia telah siap menerimanya, yakni 

ketika manusia berusia empat bulan dalam kandungan, maka pada saat inilah roh 

berubah nama menjadi al-nafs yaitu gabungan antara roh dan jasad.54 

Sebagaimana roh yang tidak akan mati, namun justru al-Qur´an menyebut 

tentang jasad yang tidak kekal atau akan mengalami kematian55 dalam QS al-

Anbiya>´/21: 8. 

كلُُونَ الطعَامَ  َ نَ (وَمَا جَعَلْنَاهمُْ جَسَدًا لاَ ي ِ ِ ا َ ) ٨ وَمَا كاَنوُا   
Terjemahnya: 

Dan Kami tidak menjadikan mereka (rasul-rasul) suatu tubuh yang tidak 
memakan makanan,  dan mereka tidak (pula) hidup kekal.56 

 
52Abu> al-Fida>´ Isma>´i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-

Qur´a>n al-´Az}i>m, Jilid V, h. 113. 
53Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, h. 44. 
54Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, h. 43. 
55Muh}ammad Fua>d ´Abd al-Ba>qi>, Al-Mu´jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur´a>n, h. 215. 
56Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 322. 
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Sebagaimana kedua substansi yang telah peneliti paparkan sebelumnya 

mengenai jasmani dan rohani, maka substansi nafsani ini merupakan gabungan 

antara sifat dasar jasad dan roh. Selain itu, nafs juga menjadi potensi psikofisik 

manusia yang secara inheren telah ada sejak manusia menerimanya, sehingga 

potensi ini terikat dengan hukum yang bersifat jasadi dan rohani. 

Dalam al-Qur´an, pembicaraan kata nafs berulang kali disebutkan dengan 

berbagai macam derivasi yang dalam bentuk mufrad atau tunggal disebut 

sebanyak 143 kali dan dalam bentuk jamak, baik kata benda maupun kata kerja 

sebanyak 303 kali.57 Kata ini dalam khazanah Islam dapat berarti jiwa, roh,58 

nyawa, konasi, keinginan hati, kekuatan, kemauan yang terkadang membawa 

pada keburukan.59 

Firdaus dalam bukunya mengutip pandangan al-Ghaza>li> yang 

menyebutkan dua makna nafs yaitu, pertama, sebagai akhlak yang tercela dan 

harus diperangi. Kedua, sebagai jiwa rohani yang bersifat lat}i>f, rabba>ni> dan 

kerohanian. Nafs dalam pengertian yang kedua inilah yang merupakan hakikat, 

diri dan zat dari manusia.60 

Selain itu, Kafrawi Ridwan dalam bukunya juga memaparkan pandangan 

Ibnu Abbas yang menjelaskan perbedaan antara roh dan nafs dengan berkata 

bahwa dalam diri manusia terdapat nafs dan roh, keduanya seperti cahaya-cahaya 

matahari. Nafs terdiri dari akal dan pikiran, sedangkan ru>h} terdiri dari nafas dan 

gerak, sehingga ketika manusia tidur, maka Allah mengambil nafs-nya dan tidak 
 

57Muh}ammad Fua>d ´Abd al-Ba>qi>, Al-Mu´jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur´a>n, h. 710-714. 
58Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap (Cet. 

XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1446. 
59Mochtar Effendi, Ensiklopedi Agama dan Filsafat (Palembang: Universitas Sriwijaya, 

2001), h. 163. 
60Firdaus, Tazkiyah al-Nafs: Upaya Solutif Membangun Karakter Bangsa (Cet. I; 

Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 35. 
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mengambil ru>h}-nya, namun saat manusia mati maka Allah mengambil nafs dan 

ru>h}-nya.61 

Pengaplikasian nafs ini membentuk kepribadian yang perkembangannya 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang melekat pada dirinya,62 hal 

ini sejalan dengan firman Allah pada QS al-Ra´d/13: 11. 

ُ مَا بِقَ  َ لاَ يغُيرَِّ ِ ان ا مْرِ ا فَظُونهَُ مِنْ  لفِْهِ يحَْ َ َاتٌ مِنْ بينَِْ يدََيهِْ وَمِنْ  ُ مُعَقِّ وا مَا َ ُ وْمٍ حَتى يغَُيرِّ
نفُْسِهمِْ وَ  ُ وَمَا لهَُمْ بِ َ ُ بِقوَْمٍ سُوءًا فلاََ مَرَد  رَادَ ا )١١مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (اذَا   

Terjemahnya: 

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 
bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah 
Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.63 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa perilaku yang tampak 

dalam kehidupan sehari-hari manusia dihasilkan melalui nafs atau jiwa.64 

Substansi nafsani memiliki potensi gharizah yang secara etimologi diartikan 

insting, naluri, tabiat, perangai, kejadian laten, dan sifat bawaan.65 Adapun 

secara istilah, gharizah adalah potensi laten atau potensi bawaan  yang ada pada 

psikofisik manusia sejak lahir dan akan menjadi pendorong serta penentu bagi 

tingkah laku manusia, baik berupa perbuatan, ucapan, sikap dan sebagainya.66 

 
61Kafrawi Ridwan, Ensiklopedi Islam, Jilid IV (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1994), h. 895. 
62Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, h. 46. 
63Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 250. 
64Firdaus, Tazkiyah al-Nafs: Upaya Solutif Membangun Karakter Bangsa, h. 37. 
65Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola 

Offset, 2001), h. 199. 
66Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, h. 47. 
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Dalam pandangan al-Qur´an, al-nafs diciptakan oleh Allah dalam keadaan 

sempurna untuk menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan 

keburukan. Oleh karena itu, sisi dalam diri manusia inilah yang diperintahkan 

oleh Allah agar manusia memberikan perhatiannya yang besar, sebagaimana 

dalam QS al-Syams/91: 7-8. 

لهَْمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا (٧وَنفَْسٍ وَمَا سَواهَا ( )٨) فَ  
Terjemahnya: 

(7) Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)-nya. (8) Maka Dia 
mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya.67 

Kata mengilhamkan dalam ayat di atas mengandung arti bahwa Allah 

swt. memberikan potensi kepada nafs yang terdapat dalam diri manusia dan 

melalui nafs maka manusia dapat menangkap makna baik dan buruk serta dapat 

mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan.68 

Meskipun dalam al-Qur´an menegaskan bahwa nafs berpotensi positif dan 

negatif, namun dapat diperoleh dua isyarat bahwa pada hakikatnya potensi 

positif lebih kuat dari potensi negatif dan terkadang daya tarik keburukan lebih 

kuat dari daya tarik kebaikan. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk senantiasa 

memelihara, mendidik, dan membersihkan jiwanya agar ia tetap dalam 

kesuciannya dengan tidak mengotorinya.69 

Al-Gaza>li> membagi dua istilah mengenai penyucian jiwa, yaitu pertama, 

al-T{aharah al-Nafs adalah pembersihan diri dari sifat-sifat tercela, kedua, al-

Amma>rah al-Nafs adalah memakmurkan jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Jika 

 
67Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 595. 
68M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur´an: Tafsir Maudhu´i atas Pelbagai Persoalan 

Umat, h. 286. 
69Syamsidar, Perkembangan Jiwa Keagamaan pada Manusia (Cet. I; Makassar: Alauddin 

Press, t.th.), h. 60. 
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seseorang dapat melakukan kedua proses tersebut maka seseorang akan dapat 

sampai pada tingkatan al-nafs al-mut}mainnah sehingga ia terbebas dari pengaruh 

hawa nafsu.70 

Penggunaan kata nafs dalam al-Qur´an seringkali disebut sebagai diri 

sendiri, jiwa, nafsu serta sebagai totalitas manusia, hal demikian dapat dilihat 

dalam QS Yu>suf/12: 53 mengenai nafs sebagai diri dan nafs sebagai jiwa. 

لسوءِ الا مَا رَحِمَ رَبيِّ ان رَبيِّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( ِ مارَةٌ  َ رَّئُِ نفَْسيِ ان النفْسَ  ) ٥٣وَمَا   

Terjemahnya: 

Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena 
sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali 
(nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.71 

Ayat di atas merupakan penggalan cerita ketika istri seorang raja 

memfitnah nabi Yu>suf as. telah berbuat serong terhadapnya, akan tetapi akhirnya 

Allah swt. membuka semua rahasia-rahasia yang tersembunyi sehingga istri raja 

kemudian mengucapkan inna al-nafsa la amma>ratun bi al-su>´ yakni sesungguhnya 

jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Adapun kalimat illa> ma> rah}ima rabbi> 

yakni kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku sebagaimana dalam penggalan 

ayat di atas, bahwa Allah menghindarkan nabi Yu>suf as. dari perbuatan itu 

sehingga pada akhirnya sang permaisuri pun beralasan dengan mengucapkan inna 

rabbi> gafu>run rah}i>m yakni sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan 

Penyayang.72  

 
70Muh}ammad Rasyi>d bin ´Ali> Rid}a> bin Muh}ammad Syams al-Di>n bin Muh}ammad Baha> 

al-Di>n bin Munla> ´Ali> Khali>fah al-Qalmu>ni> al-H{usaini>, Tafsi>r al-Qur´a>n al-H{aki>m: Tafsi>r al-
Mana>r, Jilid VIII (t.t.: al-Haiah al-Mis}riyyah al-´A<mmah li al-Kita>b, 1990 M), h. 17. 

71Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 242. 

72Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, Jilid XIII, h. 1-2. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kata al-nafs 

berarti diri pada saat menunjuk satu subjek atau orang yang menjadi pelaku dan 

al-nafs berarti jiwa ketika ia teraktualisasi sebagai sifat atau potensi dalam diri 

seorang subjek yang mendorong melakukan aktifitas, baik yang menyuruh 

kepada kebaikan maupun kejahatan. Adapun kata nafs sebagai hawa nafsu atau 

potensi yang cenderung ingin memenuhi keinginan hawa nafsunya, sebagaimana 

yang diungkapkan dalam QS al-Na>zi´a>t/79: 40. 

ى النفْسَ عَنِ الْهوََى ( ِّهِ وَنهََ افَ مَقَامَ رَب َ ما مَنْ  ) ٤٠وَ  

Terjemahnya: 

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan 
menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya.73 

Ayat di atas dan ayat-ayat sebelumnya dalam QS al-Na>zi´a>t bercerita 

mengenai hari kiamat, di mana orang-orang yang telah diberitakan kepadanya 

tentang hari kiamat akan diberikan jaminan surga ketika ia mampu menahan 

keinginan hawa nafsunya yang cenderung kepada hal-hal yang sia-sia dan 

perbuatan negatif lainnya.74 Maka pada saat inilah kata al-nafs dikatakan sebagai 

nafsu karena adanya dorongan yang pada tabiatnya cenderung kepada perbuatan 

yang sia-sia sehingga dapat menjerumuskan ke dalam neraka. 

Demikian beberapa penjelasan dan pandangan dari ahli tafsir mengenai 

nafs atau jiwa yang terbentuk dari gabungan antara substansi jasmani dan rohani, 

di mana definisi tentang jiwa memiliki beragam makna sesuai dengan 

penggunaannya dalam al-Qur´an. Adapun dalam pengertiannya berkaitan dengan 

 
73Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 584. 
74Hamka, Tafsir al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 39. 



46 
 

 

jiwa yang sehat diungkapkan dengan dua term sebagaimana yang peneliti 

paparkan sebelumnya, yaitu  ِالْقَلبُْ المُْطْمَئن dan  ُالنفْسُ المُْطْمَئِنة. 

2. Ilmu Psikologi 

Diawali dengan pandangan dari Aristoteles yang mengartikan bahwa 

manusia dapat hidup dikarenakan oleh adanya jiwa, demikian juga para 

pengikutnya memaknai jiwa sebagai hal yang memberikan kehidupan bagi 

manusia dan menggambarkan tentang kualitas kehidupan manusia. Dengan kata 

lain, bahwa manusia yang tidak memiliki jiwa bukan lagi termasuk makhluk 

hidup melainkan telah menjadi benda sebagaimana benda-benda lainnya yang 

tidak memiliki jiwa.75 

Demikian halnya untuk mengukur sehat atau tidaknya seseorang 

disandarkan pada kondisi jiwa yang dimilikinya, sehingga apabila jiwanya sakit 

maka manusia akan menjadi sakit, jika jiwanya rusak maka secara otomatis 

manusia akan rusak pula, dan jika jiwanya mati maka manusia akan menjadi mati 

juga. 

Jiwa merupakan suatu kekuatan, daya dan kesanggupan dalam jasad 

manusia yang menurut ahli ilmu jiwa bersarang pada akal, kemauan dan 

perasaan, sedangkan roh itulah yang memberikan semangat posistif. Adapun 

yang memberi semangat negatif kepada jiwa berasal dari kekuatan dan daya 

setan yang dikenal sebagai hawa nafsu.76 

Sigmund Freud seorang Psikologi Barat yang merupakan salah satu tokoh 

pencetus teori Psikoanalisa yang sangat terkenal sebagai bukti bahwa ia menaruh 
 

75Erik Saut H. Hutahaean, “Kondisi Jiwa dan Kondisi Hidup Manusia”, Jurnal Psikologi 
2, no. 1 (Desember 2008), h. 71. 

76Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 
2010), h. 4. 
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perhatian yang lebih kepada teori tentang jiwa. Sebagaimana teorinya 

mengatakan bahwa jiwa terdiri dari tiga sistem, yaitu id, ego dan super ego.77 

Sigmund Freud menggambarkan jiwa manusia seperti sebuah gunung es 

yang berada di tengah laut, sehingga yang terlihat hanyalah sebagian kecilnya 

saja dari gunung es itu, yakni bagian puncaknya. Demikian halnya dengan jiwa 

manusia yang terlihat dari luar hanyalah sebagian kecilnya saja, yaitu alam 

kesadaran, sedangkan bagian terbesar yang berada di bawah permukaan laut itu 

tidak dapat terlihat yang merupakan alam ketidaksadaran pada diri manusia. Dan 

di antara keduanya terdapat suatu perbatasan yang disebut pra-kesadaran. 

Dorongan yang ada pada alam pra-kesadaran ini yang suatu saat akan muncul ke 

dalam alam kesadaran.78 

Pembahasan mengenai jiwa manusia menjadi kajian yang menarik untuk 

dipahami dalam ilmu psikologi, mengingat di zaman moderen sekarang ini 

banyak sekali manusia yang mengalami krisis kerohanian.79 Keadaan yang 

demikian ini merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan dalam realitas 

kehidupan, di mana banyak manusia yang sudah hidup dalam lingkungan 

peradaban moderen dengan  menggunakan berbagai teknologi tinggi sebagai 

fasilitas hidupnya. Akan tetapi dalam menempuh kehidupannya justru terjadi 

distorsi-distorsi nilai kemanusiaan, terjadi dehumanisasi yang disebabkan oleh 

kapasitas intelektual, mental dan jiwa yang tidak siap untuk menghadapi 

perkembangan peradaban moderen. 

 

 
77Baharuddin, Paradigma Psikologi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 8-10. 
78Yeni Hilmawati, “Konsep Jiwa Menurut al-Ghaza>li> dan Sigmund Freud (Studi 

Komparatif Tasawuf dan Psikologi), Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2006), h. 70. 
79Ahmad Mubarok, Solusi Krisis Kerohanian Manusia Modern: Jiwa dalam al-Qur´an 

(Jakarta: Paramadina, 2000), h. 4. 
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3. Ilmu Sosiologi 

Pada peta tradisi teori ilmu sosial terdapat beberapa pendekatan yang 

menjadi landasan pemahaman terhadap gejala sosial yang terdapat dalam 

masyarakat, salah satunya adalah fenomenologi yang secara umum dikenal 

sebagai pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami berbagai 

masalah budaya, gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat. 

Fenomena atau masalah budaya adalah segala sistem atau tata nilai, sikap 

mental, pola pikir, pola tingkah laku dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak 

memuaskan bagi masyarakat secara keseluruhan, atau tata nilai yang dapat 

menimbulkan krisis-krisis kemasyarakatan yang akan menyebabkan 

dehumanisasi atau terjadi pengurungan terhadap seseorang,80 sehingga 

kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik. 

Abraham Maslow dalam teori humanistiknya yang telah penulis paparkan 

secara ringkas di awal sebagaimana yang dikutip oleh Jaenudin dalam bukunya 

mengungkapkan bahwa manusia dimotivasikan oleh sejumlah kebutuhan dasar 

yang bersifat sama untuk setiap spesies, tidak berubah dan tidak berasal dari 

sumber genetis, yang berarti kepribadian manusia bersumber dari motivasi untuk 

memenuhi kebutuhannya.81 

Koeswara mengutip pandangan Abraham Maslow bahwa kebutuhan yang 

ada pada mansia merupakan bawaan dan tersusun berdasarkan tingkatan yang 

disebut hierarki kebutuhan dan terbagi kepada tujuh macam kebutuhan dasar,82 

yaitu: 

 
80M. Chairul Basrun Umanailo, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Cet. II; Namlea: Fam 

Publishing, 2016), h. 1. 
81U. Jaenudin, Teori-teori Kepribadian (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 128. 
82E. Koeswara, Teori-teori Kepribadian (Bandung: Eresco, 1991), h. 119. 
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a. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling mendasar dari setiap 

manusia, termasuk di dalamnya makanan, air, oksigen, mempertahankan 

suhu tubuh, dan lain sebagainya.83 

b. Kebutuhan akan rasa aman ialah kebutuhan yang mendorong individu untuk 

memperoleh ketenteraman, kepastian, dan keteraturan dari lingkungannya.84 

c. Kebutuhan cinta dan kasih sayang yaitu kebutuhan akan cinta dan rasa 

memiliki yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau 

ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan lawan jenis maupun 

sesama jenis, baik lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.85 

d. Kebutuhan penghargaan merupakan penghargaan dari diri sendiri mencakup 

hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, 

adekuasi, kemandirian, serta kebebasan, dan penghargaan dari orang lain 

meliputi antara lain prestasi sebagai bentuk penghargaan atas sesuatu yang 

telah dilakukannya.86 

e. Kebutuhan ilmu pengetahuan yakni keinginan untuk mengetahui, keinginan 

untuk memecahkan misteri, untuk memahami dan untuk menjadi 

penasaran.87 

f. Kebutuhan estetika merupakan kebutuhan yang menjadi tanda bagi 

seseorang yang sehat jiwanya dengan keteraturan, keserasian atau 

keharmonisan dalam setiap aspek kehidupannya, seperti cara berpakaian 

yang rapih, menjaga ketertiban lalu lintas dan sebagainya.88 

 
83J. Feist dan G.J. Feist, Teori Kepribadian (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 332. 
84E. Koeswara, Teori-teori Kepribadian, h. 121. 
85E. Koeswara, Teori-teori Kepribadian, h. 122. 
86E. Koeswara, Teori-teori Kepribadian, h. 124. 
87J. Feist dan G.J. Feist, Teori Kepribadian, h. 337. 
88U. Jaenudin, Teori-teori Kepribadian, h. 136. 
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g. Kebutuhan aktualisasi mencakup pemenuhan diri, sadar akan potensi diri, 

dan keinginan untuk menjadi sekreatif mungkin.89 

Secara sosiologis, teknologi merupakan salah satu aspek yang turut 

mempengaruhi setiap aktivitas, tindakan serta perilaku manusia, selain itu 

teknologi mampu mengubah pola hubungan dan pola interaksi antar manusia. 

Kemajuan teknologi ibarat dua sisi mata uang, di mana satu sisi memberikan 

banyak manfaat positif bagi manusia untuk mempermudah dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Namun pada sisi lain kemajuan teknologi tidak sedikit 

menimbulkan efek negatif yang kompleks terutama dalam kaitannya dengan pola 

hidup manusia dalam dimensi sosial budaya.90 

Dengan demikian, begitu pentingnya kesadaran yang harus dimiliki oleh 

masing-masing individu dalam memanfaatkan teknologi yang ada agar 

menjadikan segala aktivitas yang dilakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip 

jiwa yang sehat yakni tingkah laku yang positif dalam kehidupan. Sebagaimana 

manusia menggunakan teknologi karena memiliki akal, yang dengan akalnya 

maka manusia ingin keluar dari masalah, hidup lebih baik, lebih aman dan 

sebagainya, sehingga perkembangan teknologi terjadi sebab seseorang 

menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. 

 

 

 

 

 
89J. Feist dan G.J. Feist, Teori Kepribadian, h. 336. 
90M. Chairul Basrun Umanailo, Ilmu Sosial Budaya Dasar, h. 195-196. 
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D. Hubungan antara Kesehatan Jiwa dengan Kesehatan Raga 

Raga manusia karena dapat diamati secara sensual-empirik maka ia 

dikategorikan sebagai materi yang memiliki massa dan dapat menempati ruang, 

sedangkan jiwa tidak dapat dijangkau secara inderawi. Oleh karena itu, persoalan 

eksistensi jiwa dalam diri manusia menjadi bahan diskusi para ahli, terutama 

yang bergelut di bidang kerohanian. 

Aliran materialisme yang serba zat berpandangan bahwa jiwa tiada lain 

adalah materi,91 namun materi yang dimaksud agak berlainan sifatnya dari materi 

biasa. Berbeda dengan pandangan idealism atau spiritualism yang serba roh 

berpendapat bahwa jiwa bersifat immateri, bahkan raga dipandang sebagai 

refleksi dari jiwa.92 Selain itu, Rene Descartes dengan aliran serba duanya atau 

materialism dualism berpandangan bahwa ada dua jenis hakikat atau substansi, 

yaitu raga (substantia corporea) dan jiwa (substantia cogitans).93 

Dengan demikian, jika pendapat aliran Cartesian ini bisa diterima maka 

dapat disimpulkan bahwa manusia bersifat dualism yang tersusun atas unsur 

materi atau raga dan unsur immateri atau jiwa. Oleh karena itu maka perlu 

diketahui keterjalinan di antara keduanya jika manusia memang pada 

kenyataannya tersusun di atas kedua unsur tersebut. 

Dalam diskursus filsafat, misalnya aliran Cartesian sebagaimana yang 

dikutip oleh Sutan Takdir Alisjahbana berpendapat bahwa antara raga dan jiwa 

tidak memiliki hubungan apapun selain hubungan saling pengaruh yang diadakan 

 
91Douglas Justin Young, “Soul as Structure: Plato and Aristotle on The Harmonia 

Theory”, Disertasi (Amerika Serikat: Fakultas Filsafat Cornell University, 2007), h. 1. 
92Brandon Look, “On Monadic Domination in Leibniz´s Metaphysics”, British Journal of 

History and Philosophy 3, no. 10 (2002), h. 380. 
93Fumita Suzuki, “The Cogito Proposition of Descartes and Characteristics of His Ego 

Theory”, Bulletin of Aichi Universitas of Education, no. 61 (Maret 2012), h. 74. 
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oleh Tuhan dari luar.94 Demikian juga Gottfried Wilhelm Leibniz dengan aliran 

paralelisme-nya menggambarkan hubungan antara jiwa dan raga ibarat dua buah 

arloji yang berjalan secara sinkron.95 Sedangkan William Benjamin Carpenter 

berpendapat bahwa terdapat hubungan antara jiwa dengan raga yang saling 

mempengaruhi antara satu dengan lainnya.96 

Melihat pendapat di atas, dapat dipahami bahwa keduanya memiliki titik 

temu, yakni terdapat hubungan yang signifikan antara jiwa dan raga atau rohani 

dan jasmani, namun letak perbedaannya adalah perihal bentuk hubungan antara 

keduanya. 

Sementara itu, para filsuf zaman dahulu juga menjadikan keterkaitan 

antara jiwa dan raga sebagai salah satu wacana filsafatnya. Pada umumnya 

mereka berpandangan bahwa jiwa adalah substansi yang sebenarnya, sedangkan 

raga sekadar manifestasi dari jiwa atau tempat persemayaman jiwa, dengan kata 

lain raga adalah substansi yang lebih rendah daripada jiwa. Kebalikan dari 

pandangan di atas, mazhab empirisme dalam ilmu psikologi memandang bahwa 

justru raga yang merupakan substansi sedangkan jiwa hanyalah refleksi dari 

aktivitas raga manusia.97 

Dalam pandangan al-Qur´an, ditemukan bahwa jiwa dapat mempengaruhi 

raga yang dalam hal ini dapat mendorongnya untuk melakukan perilaku baik 

ataupun buruk, sebagaimana dalam QS Yu>suf/12: 53. 

 
94Sutan Takdir Alisjahbana, Pembimbing ke Filsafat Metafisika (Jakarta: Dian Rakyat, 

1981), h. 50. 
95Woody Allen, The Mind Body Problem: Chapter Two (t.t.: t.p., t.th.), h. 89. 
96Robert H. Wozniak, Mind and Body: Rene Descartes to William James (Washington: 

American Psychological Association, 1992), h. 13. 
97Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur´an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

Republik Indonesia, Tafsir Ilmi: Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif al-Qur´an dan 
Sains, h. 14. 
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لسوءِ الا مَا رَحِمَ رَبيِّ ان رَبيِّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( ِ مارَةٌ  َ رَّئُِ نفَْسيِ ان النفْسَ  ) ٥٣وَمَا   
Terjemahnya: 

Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena 
sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali 
(nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.98 

Ayat ini bercerita tentang kisah nabi Yu>suf as. yang setidaknya ada dua 

hal penting untuk dicermati, yaitu pertama, terdapat hubungan kausalitas antara 

jiwa dan raga, di mana jiwa dapat dikatakan sebagai independent variable yang 

memengaruhi raga kemudian diekspresikan dalam bentuk perilaku positif dan 

negatif, sementara raga diposisikan sebagai dependent variable. Dengan istilah 

lain bahwa jiwa berkedudukan sebagai sumber perintah, sedangkan raga 

sebaliknya. Kedua, dilihat dari segi sifatnya maka jiwa berwajah ganda yakni ada 

yang baik dan ada pula yang buruk99 sebagaimana telah peneliti paparkan 

sebelumnya dalam QS al-Syams/91: 8 bahwa Allah telah mengilhamkan kepada 

jiwa sifat al-fuju>r yakni al-syarr atau keburukan dan al-taqwa> yakni al-khair atau 

kebaikan. 

Pelajaran yang dapat dipetik dalam ayat di atas bahwa betapa besar 

rahmat dan kebaikan Allah swt. yang Maha Pengampun atas dosa-dosa manusia. 

Dia menyayangi hamba-Nya yang mau bertobat, kembali kepada-Nya, dan 

memperbaiki amal ibadahnya. Selain itu, Allah akan mengampuni orang yang 

bersungguh-sungguh memohon ampunan dan mengakui kesalahan yang telah 

diperbuatnya. 

 
 

98Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 242. 

99Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur´an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 
Republik Indonesia, Tafsir Ilmi: Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif al-Qur´an dan 
Sains, h. 14. 
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BAB III 

ANALISIS TEMATIK KESEHATAN JIWA DALAM AL-QUR´AN 

A. Term-term Kesehatan Jiwa dan Derivasinya dalam al-Qur´an 

Menurut al-Ka>sya>ni> bahwa jiwa yang sehat atau al-nafs al-mut}mainnah 

adalah jiwa yang telah diberikan kesempurnaan cahaya kalbu, sehingga dapat 

meninggalkan sifat-sifat tercela dan tumbuh menjadi sifat-sifat yang baik. Jenis 

jiwa ini senantiasa berorientasi kepada komponen hati untuk mendapatkan 

kesucian dan menghilangkan segala kotoran sehingga dirinya menjadi tenang dan 

tenteram.1 

Demikian juga Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan bahwa jiwa yang 

sehat atau jiwa yang tenang adalah manusia yang bersih jiwanya dan tidak 

mengabdi kepada kebendaan, tentulah pada hari kiamat akan memperoleh 

kebahagiaan. Kepada mereka akan dikatakan: Wahai jiwa yang meyakini 

kebenaran, yang percaya kepada Allah dan mengerjakan semua hukum syara´ 

serta tidak diombang-ambingkan oleh hawa nafsu.2 

Untuk lebih jelasnya, maka perlu melihat penggunaan term kesehatan 

jiwa sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Allah swt. melalui firman-Nya 

dalam al-Qur´an yang akan peneliti paparkan sebagai berikut. 

 

 

 

 
1´Abd al-Razza>q al-Ka>sya>ni>, Mu´jam Is}t}ila>h}a>t al-S{u>fiyyah (Al-Qa>hirah: Da>r al-Ma´a>rif, 

1984), h. 116. 
2Muhammad Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsi>r al-Qur´a>n al-Maji>d (Jakarta: 

Cakrawala Publishing, 2011), h. 559. 
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1. Term-term Kesehatan Jiwa 

a.  ْمُطْمَئنِ  الْ قَلْبُ ال  

Term kesehatan jiwa yang beriringan dengan akar kata  ََقلَب yang 

bermakna membalik karena ia seringkali berbolak-balik, sekali senang dan susah, 

sekali setuju sekali menolak, sehingga sangat berpotensi untuk tidak konsisten.3 

Kata  ٌْقلَب mempunyai makna pokok وشرَيفِه شيَءٍ  الِص   yaitu inti dari segala 

sesuatu dan yang paling utama, dikatakan  ا سَْانقَلْبُ  لا  karena ia adalah sesuatu 

yang paling inti dalam diri manusia dan yang paling mulia.4 Selain itu,  ٌقلَْب juga 

berarti  ٌلمٌْ و فَ هْم ِ  yaitu pengetahuan dan pemahaman.5 

Dari makna  ٌْقلَب yang peneliti paparkan di atas, diketahui bahwa dalam 

al-Qur´an term ini terungkap melalui dua bentuk kata yang terulang sebanyak 

168 kali yaitu isim atau kata benda sebanyak 132 kali dan fi´il atau kata kerja 

sebanyak 36 kali. Dari jumlah pengulangannya dalam al-Qur´an dapat dirinci 

melalui 53 bentuk terdapat dalam surah Makkiyyah dan 115 bentuk dalam surah 

Madaniyyah.6 Adapun di antara ayat-ayat yang relevan dengan kesehatan jiwa 

terulang sebanyak 7 kali yang akan peneliti paparkan sebagai berikut. 

1) QS al-Baqarah/2: 260. 

وَلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلىََ وَ  يِ المَْوْتىَ قاَلَ  رِنيِ كيَْفَ تحُْ رَْاهِيمُ رَبِّ  لكَِنْ لِيَطْمَئنِ قَلبيِْ قاَلَ  وَاذْ قاَلَ ا
لٍَ مِنهُْن جُزْءًا ثمُ ادْعُهُن يَ  لىََ كلُِّ جَ هُن اليَْكَ ثمُ اجْعَلْ  رْبعََةً مِنَ الطيرِْ فصرَُْ ذْ  ُ كََ سَعْيًا  فَ تِ

َ عَزِزٌ حَكِيمٌ ( ن ا ْلمَْ  )٢٦٠وَا  
 

3M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur´an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat 
(Bandung: Mizan, 1996), h. 288. 

4Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, Mu´jam Maqa>yi>s al-Lugah, Jilid V (t.t.: 
Da>r al-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 17. 

5Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Al-Mufrada>t fi> Gari>b al-
Qur´a>n (Cet. I; Bairu>t: al-Da>r al-Sya>miyah, 1412 H), h. 411. 

6Muh}ammad Fua>d ´Abd al-Ba>qi>, Al-Mu´jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur´a>n (Mis}r: Da>r 
al-Kutub, 1987), h. 549-553. 
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Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, “Ya Tuhanku, perlihatkanlah 
kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati.” Allah 
berfirman, “Belum percayakah engkau?” Dia (Ibrahim) menjawab, “Aku 
percaya, tetapi agar hatiku tenang (mantap).” Dia (Allah) berfirman, 
“Kalau begitu ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah olehmu 
kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian 
panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera.” 
Ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.7 
Pengungkapan kata  َذْ ا و  pada ayat ini adalah bentuk  ٌظَرْف atau kalimat 

keterangan pada posisi nas}ab yang disebabkan oleh fi´il mah}z}u>f atau kata kerja 

yang tidak ditampakkan, yakni ingatlah ketika Ibrahim berkata. Perintah untuk 

mengingat diarahkan kepada waktu bukan kepada apa yang terjadi saat itu, 

padahal yang diamksud adalah peristiwanya. Hal ini merupakan bentuk ungkapan 

yang sangat dalam, karena mengarahkan untuk mengingat waktu tersebut 

otomatis mencakup peristiwa di dalamnya.8 

Jumhur Ulama berpendapat bahwa sesungguhnya Ibrahim sama sekali 

tidak merasa ragu tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali yang 

telah mati. Adapun permintaannya untuk diperlihatkan adalah karena ia berjiwa 

manusia yang ingin melihat apa yang telah diberitakan kepadanya, hal ini sesuai 

dengan sabda Rasulullah saw. 

ْنِ عَباسٍ  ، عَنِ ا َيرٍْ ْنِ جُ ، عَنْ سَعِيدِ  ِشرٍْ بيِ  يمٌْ، عَنْ  دثنَاَ هُشَ َ نُْ النعْمَانِ،  يجُْ  دثنََا سرَُ َ  ،
لَيَْهِ وَسَ  ِ صَلى اللهُ  برََ  قاَلَ: قَالَ رَسُولُ ا ْ ل  َ َ عَز وَ برَُ كاَلْمُعَاينَةَِ، ان ا َ ْسَ الْ لمَ: «لَ

 
7Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin (Jakarta: Cahaya Qur´an, 2017), h. 44. 
8Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Jilid I (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kalam al-T{ayyib, 1414 H), h. 322. 
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لوَْاحَ [ص: ْ لِ، فلمََْ يلُقِْ ا ْ لقَْى ٢٦١مُوسىَ بِمَا صَنَعَ قوَْمُهُ فيِ الْعِ نََ مَا صَنَعُوا،  اَ ]، فلَمَا 
تْ» 9 ْكَسرََ لوَْاحَ فاَ ْ  ا

Artinya: 

Rasulullah saw. berkata: “(Mendapat) kabar itu tidak sama dengan 
melihat langsung, sesungguhnya Allah ´Azza wa Jalla mengabarkan 
kepada Musa apa yang diperbuat oleh kaumnya terhadap patung anak 
sapi, dan ketika itu (Musa) belum melemparkan lembaran-lembaran 
(Taurat). Akan tetapi ketika melihat langsung apa yang mereka perbuat, 
(Musa marah dan) melemparkan lembaran-lembaran itu sampai pecah 
(rusak).” 
Berdasarkan hadis ini diketahui bahwa meskipun ayat di atas 

mengandung permintaan bukti dan permintaan untuk menghidupkan kembali 

sewaktu di dunia, namun tidak mengindikasikan keraguan, akan tetapi agar hati 

nabi Ibrahim tetap tenang dan mantap dalam iman kepada Allah swt. 

Pada kalimat  ِلِيَطْمَئنِ قلَْبي yang didahului oleh huruf lam kai dan ta´alluq-

nya dengan fi´il yang di-taqdi>r-kan atau dikira-kirakan keberadaannya,  dapat 

dipahami bahwa taqdi>r-nya adalah  ِْلْتَكَ   لِيَطْمَئنِ قَلبي رِنيِْ  لِيَطْمَئنِ قلَْبيِ  atau وَلكَِنْ   سَ .10 

Imam al-Syawka>ni> dalam tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Jari>r yang 

mengatakan bahwa makna  ِْقَلبي  adalah agar bertambah tetap hati saya لِيَطْمَئنِ 

yakni nabi Ibrahim as. agar bertambah yakin11 akan kekuasaan Allah swt. 

2) QS A<li ´Imra>n/3: 126 

ُ ا  ُ ا َ ِ العَْزِزِ الْحَكِيمِ وَمَا جَعَ كمُُْ بِهِ وَمَا النصرُْ الا مِنْ عِنْدِ ا ى لكمَُْ وَلِتَطْمَئنِ قُلوُ شرَُْ لا 
)١٢٦(  

 
 

9Abu> ´Abd Alla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 
Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Jilid IV (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risa>lah, 2001 M/1421 H), 
h. 260. 

10Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj, 
diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid II 
(Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 63. 

11Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-
Qadi>r, Jilid I, h. 324. 
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Terjemahnya: 

Dan Allah tidak menjadikannya (pemberian bala bantuan itu) melainkan 
sebagai kabar gembira bagi (kemenangan)-mu, dan agar hatimu tenang 
karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu, selain dari Allah yang 
Mahaperkasa, Mahabijaksana.12 

Dari ayat di atas dipahami bahwa tidaklah Allah menolong kaum Muslim 

pada perang Badar (dengan mendatangkan para Malaikat), melainkan untuk 

menjadi kabar gembira dan menenangkan hati kalian,13 sehingga tidak kaget 

serta tidak merasa takut melihat jumlah musuh yang banyak sedangkan jumlah 

kalian sangatlah sedikit. Karena pertolongan dan kemenangan berasal dari sisi 

Allah swt. yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, bukan karena 

banyaknya jumlah pasukan.14 

Allah akan memberikan pertolongannya kepada orang yang senantisa 

bersabar dan bertawakal kepada-Nya, maka hanya kewenangan Allah yang 

berhak membinasakan hamba-Nya. Demikian pula terlihat dalam perang Uhud 

ketika gigi depan Rasulullah patah dan wajah beliau terluka sampai 

mengeluarkan darah sehingga beliau ingin berdoa agar orang-orang musyrikin 

binasa seluruhnya, namun beliau tahu bahwa kelak di antara mereka ada yang 

akan masuk Islam. Berkaitan dengan peristiwa ini, rasulullah saw. bersabda. 

ْنُ  دثنََا حمَادُ  َ ْنِ قَعْنبٍَ،  نُْ مَسْلمََةَ  دثنََا عَبْدُ اللهِ  ن رَسُولَ َ سٍَ،  بِتٍ، عَنْ  َ  سَلمََةَ، عَنْ 
مَ عَ  سَْلتُُ ا دٍ، وَشجُ فيِ رَسِهِ، فجََعَلَ  ُ عِيَتُهُ يوَْمَ  َ تْ رَ لَيَْهِ وَسَلمَ كُسرَِ نْهُ،  اللهِ صَلى اللهُ 

 
12Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 66. 
13Abu> al-Fida>́  Isma>́ i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-

Qur´a>n al-´Az}i>m, Jilid II (t.t.: Da>r T{ayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzi>´, 1999 M/1420 H), h. 114. 
14Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj, 

diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid II, 
h. 397. 
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 َ وا رَ ِيهمُْ، وَكَسرَُ َ زَْلَ اللهُ عَز  وَيقَُولُ: «كَيْفَ يفُْلِحُ قوَْمٌ شجَوا ن عِيَتَهُ، وَهُوَ يدَْعُوهمُْ الىَ اللهِ؟»، فَ
ل عمران: ١٢٨] 15 ءٌ} [ مْرِ شيَْ ْ َ مِنَ ا َ ْسَ  ل: {لَ َ  وَ

Artinya: 

Rasulullah saw. berkata: Bagaimana akan beruntung kaum yang melukai 
kepala nabi mereka dan mematahkan gigi depannya, padahal dia hanya 
mengajak mereka kepada Allah swt.? Maka Allah menurunkan ayat dalam 
QS A<li ´Imra>n/3: 128 menyatakan bahwa tidak ada sedikitpun campur 
tanganmu dalam urusan mereka itu. 
Adapun kata  ِالعَْزِز dalam ayat di atas yaitu Yang Maha Perkasa maknanya 

adalah Dialah Allah swt. yang Maha Perkasa untuk membalas orang-orang kafir 

melalui tangan-tangan kekasih-Nya dari kalangan orang-orang yang taat kepada-

Nya. Sedangkan    ِالْحَكِيم  yakni Yang Maha Bijaksana maknanya bahwa Dialah 

Allah Yang Maha Bijaksana dalam mengatur urusan kalian wahai kaum mukmin, 

urusan kalian dalam mengalahkan musuh-musuh dan urusan-urusan lainnya.16 

3) QS al-Ma>idah/5: 113 

لَيهَْاَ مِنَ الش  كَُونَ  َنَا وَ نْ قدَْ صَدَقْ كلَُ مِنهْاَ وَتطَْمَئنِ قُلوُبنَُا وَنعَْلمََ  َ نْ ن رُيِدُ  نَ (قَالوُا  )١١٣اهِدِ  
Terjemahnya: 

Mereka berkata, “ Kami ingin memakan hidangan itu agar tenteram hati 
kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada 
kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan (hidangan itu).”17 

Ayat ini menceritakan tentang kisah hidangan sebagai alasan mengapa 

surah ini dinamakan dengan Surah al-Ma>idah. Hidangan ini merupakan salah satu 

anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba dan Rasul-Nya, yakni Nabi 

´Isa as. Karena itulah, ketika beliau berdoa kepada-Nya dan meminta-Nya untuk 

 
15Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas}ar bi Naql al-´Adl ´an al-´adl ila> Rasu>l Alla>h S{alla> Alla>h ´Alaihi wa Sallam, Jilid III 
(Bairu>t: Da>r Ih}ya>´ al-Tura>s| al-´Arabi>, t.th.), h. 1417. 

16Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas|i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja´far al-T{abari>, 
Ja>mi´ al-Baya>n fi> Ta´wi>l al-Qur´a>n, Jilid VII (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risa>lah, 2000 M/1420 H), 
h. 190. 

17Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 126. 
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menurunkan hidangan ini bagi H{awa>riyyu>n yakni para pengikut nabi ´Isa as., 

maka Allah kabulkan sekaligus sebagai tanda kekuasaan-Nya yang 

menakjubkan.18 

Banyak perbedaan yang memaknai hidangan seperti apa yang diturunkan 

dari langit pada saat itu, salah satunya sebagaimana disebutkan Ibnu Abi> Ha>tim 

pada hadis Rasulullah saw. sebagai berikut. 

دثَ  بيِ عَرُوبةََ , عَنْ  َ ْنُ  يبٍ , ثنا سَعِيدُ  ِ ْنُ حَ َانُ  ةََ البَْاهِليِ , ثنا سُفْ ْنُ قزََ بيِ , ثنا الحَْسَنُ  نَا 
زََلتَِ الْ  لَيَْهِ وَسَلمَ قاَلَ: "  سرٍِ , عَنِ النبيِِّ صَلى اللهُ  َ ْنِ  لاَسٍ , عَنْ عمَارِ  ِ َادَةَ , عَنْ  ةُ  مَائِدَ قَ

انَ  َ ئُوا وَلاَ يدَخِرُوا , قَالَ: فَ بِّ نْ لاَ يخَُونوُا وَلاَ يخُِ مِرُوا  بزٌْ وَلحَْمٌ , وَ ُ لَيهَْاَ   القْوَْمُ  مِنَ السمَاءِ 
اَزِرَ 19 ُ قِرَدَةً وَخَ ئُوا وَادخَرُوا , فمََسَخَهُمُ ا  وَخَ

Artinya: 

Rasulullah saw. bersabda: “Hidangan itu diturunkan dari langit, padanya 
terdapat roti dan daging. Dan mereka diperintahkan agar jangan 
berkhianat dan jangan menyimpannya untuk esok harinya. Tetapi mereka 
berkhianat, menyimpan dan menyembunyikannya, akhirnya mereka 
dikutuk menjadi kera dan babi.” 

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang hidangan tersebut yang setidaknya 

dapat dibagi kepada empat kelompok, yaitu: pertama, sebagian berpendapat 

bahwa yang turun berupa ikan dan makanan, lantas satu kaum di antara mereka 

menyantapnya, akan tetapi diangkat kembali setelah terjadi ragam perilaku buruk 

yang mereka perbuat terhadap Allah swt., kedua, hidangan yang turun itu berupa 

buah-buahan dari Surga, ketiga, bahwa hidangan tersebut turun berupa semua 

jenis makanan kecuali daging, keempat, berpendapat bahwa tidak ada hidangan 

 
18Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj, 

diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid II, 
h. 699. 

19Abu> Muh}ammad ´Abd al-Rah}ma>n bin Muh}ammad bin Idri>s bin al-Munz|ir al-Taimi> al-
H{anz}ali> al-Ra>zi> ibn Abi> H{a>tim, Tafsi>r al-Qur´a>n al-´Az}i>m li ibn Abi> H{a>tim, Jilid IV (Cet. III; t.t.: 
Al-Malakah al-´Arabiyyah al-Su´u>diyyah, 1419 H), h. 1245. 
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yang turun, melainkan ungkapan dalam ayat tersebut hanyalah sebuah 

perumpamaan.20 

Mengenai isi hidangan tersebut, maka peneliti meyakini bahwa yang 

turun adalah makanan, dapat berupa daging, ikan dan roti atau buah-buahan dari 

surga. Pengetahuan akan hal itu tidak menambah keimanan bagi seseorang dan 

tidak mengetahuinya pun tidak akan menimbulkan mudharat berkaitan dengan 

makanan yang diturunkan. 

Selain itu, ayat di atas dapat dipahami bahwa Mereka berkata: “Kami 

bukan memintanya untuk menghilangkan keraguan kami, tetapi kami 

memintanya karena kami lapar sehingga kami ingin memakan hidangan itu untuk 

memperoleh berkatnya dan supaya  َقلُوُبنَُاوَت طْمَئنِ   yakni tenteram hati kami. 

Ketenteraman hati yang serupa dengan yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim as. 

ketika bermohon diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati dan 

supaya kami tidak hanya sampai pada tingkat percaya tetapi mencapai tingkat 

yakin dengan ´Ain al-Yaqi>n dan H{aq al-Yaqi>n bahwa engkau, wahai ´Isa, telah 

berkata benar kepada kami, dalam segala hal yang engkau sampaikan dan kami 

menjadi orang-orang yang menyaksikan dengan mata kepala, bukan hanya 

dengan mata hati tentang betapa kuasa-Nya Allah menurunkan hidangan itu.”21 

Adapun ucapan mereka وَتطَْمَئنِ قُلوُبنَُا mengandung tiga hal, yaitu: pertama, 

agar hati kami tenteram karena yakin bahwa Allah telah mengirimkan nabi ´Isa 

kepada kami sebagai seorang nabi, kedua, agar hati kami tenteram karena yakin 

 
20Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas|i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja´far al-T{abari>, 

Ja>mi´ al-Baya>n fi> Ta´wi>l al-Qur´a>n, Jilid XI, h. 226-227. 
21M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid III 

(Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 242. 
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bahwa Allah swt. telah memilih kami untuk berdakwah, ketiga, agar hati kami 

tenteram karena yakin bahwa Allah swt. telah mengabulkan permintaan kami.22 

4) QS al-Anfa>l/8: 10 

 َ ِ ان ا ُكمُْ وَمَا النصرُْ الا مِنْ عِنْدِ ا ى وَلِتطَْمَئنِ بِهِ قُلوُ شرَُْ ُ الا  ُ ا َ  عَزِزٌ حَكِيمٌ وَمَا جَعَ
)١٠ (  

Terjemahnya: 

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar 
hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari 
sisi Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.23 

Ayat sebelumnya menyebutkan bahwa Rasulullah memohon pertolongan 

kepada Allah swt. sebab jumlah kaum Musyrikin pada perang Badar lebih banyak 

dari jumlah kaum Muslimin sehingga beliau menghadap ke arah kiblat seraya 

berdoa, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. 

سِْ  ابهُُ ثلاََثُ مِائةٍَ وَ صحَْ لفٌْ، وَ لَيَْهِ وَسَلمَ الىَ المُْشرِْكِينَ وَهمُْ  عَةَ نظََرَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ 
َ، ثمُ مَد يدََيهِْ، فجََعَلَ يهَْتِ  َ ْ لَيَْهِ وَسَلمَ القِْ لََ نبيَِ اللهِ صَلى اللهُ  تقَْ لاً، فاَسْ ُ ِّهِ:  عَشرََ رَ ِرَب فُ 

هْلِ  ْ هَذِهِ العِْصَابةََ مِنْ  ِ لهُم انْ تهُْ دَْتنيَِ، ا تِٓ مَا وَ لهُم  دَْتنيَِ، ا زْ ليِ مَا وَ نجِْ لهُم  الاْسْلاَمِ  «ا
 ، ِ َ ْ لَ القِْ ِ تقَْ ِّهِ، مَادا يدََيهِْ مُسْ ِرَب رْضِ»، فمََا زَالَ يهَْتفُِ  ْ حَتى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ لاَ تعُْبَدْ فيِ ا

مَهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَ  يَْهِ، ثمُ التزََْ كِْ لىََ مَ لقَْاهُ  ذَ رِدَاءَهُ، فَ َ كَْرٍ فَ بوُ  هُ  َ َيْهِ، فَ كِْ َ نبيَِ اللهِ،  مَ قَالَ: 
 ْ دََكَ، فَ َ مَا وَ َ ْجِزُ  ُ اَشَدَتكَُ رَبكَ، فاَنهُ سَ تَغِيثوُنَ رَكمُْ  كَفَاكَ مُ سَْ ل: {اذْ  َ زَلَ اللهُ عَز وَ

ٔنفال:  كَِةِ مُرْدِفِينَ} [ا لفٍْ مِنَ المَْلاَ نيِّ مُمِدكمُْ بِ ابَ لكمَُْ  َ تَ كَِةِ، قاَلَ ٩فاَسْ لمَْلاَ ِ مَدهُ اللهُ  ] فَ
مََا  ْ َ نُْ عَباسٍ، قَالَ: ب دثنيَِ ا َ ْلٍ: فَ لٍ مِنَ بوُ زُمَ ُ رَِ رَ تَد فيِ  شَْ ذٍِ  لٌ مِنَ المُْسْلِمِينَ يوَْمَ ُ رَ

ظََرَ  ومُ، فَ يزُْ َ قْدِمْ  لسوْطِ فوَْقهَُ وَصَوْتَ الفَْارِسِ يقَُولُ:  ِ بةًَ  عَ ضرَْ مَامَهُ، اذْ سمَِ الىَ   المُْشرِْكِينَ 
ظََرَ  ًا، فَ تَلقِْ مَامَهُ فخََر مُسْ بةَِ السوْطِ   المُْشرِْكِ  هُ، كَضرَْ ُ ْ نفُْهُ، وَشُق وَ اليَْهِ فاَذَا هُوَ قدَْ خُطِمَ 

 
22Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi´ li Ah}ka>m al-Qur´a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid VI (Cet. II; Al-
Qa>hirah: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964 M/1384 H), h. 366. 

23Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 178. 
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لَيَْهِ  ١٣٨٥[ص: َ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ  ِ دثَ بِذَ َ نصَْارِي، فَ ْ اءَ ا َ عُ، فَ جمَْ  َ ِ ] فاَخْضرَ ذَ
َ مِنْ مَدَدِ الس  ِ بْعِينَ،  وَسَلمَ، فقَاَلَ: «صَدَقْتَ، ذَ وا سَ سرَُ بْعِينَ، وَ ذٍِ سَ َلوُا يوَْمَ مَاءِ الثالِثةَِ»، فقََ

لَيَْهِ وَسَلمَ  سَارَى، قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ  ْ وا ا سرَُ ْنُ عَباسٍ: فلَمَا  ْلٍ، قاَلَ ا بوُ زُمَ بيِ  قاَلَ  ِ  
رََوْنَ فيِ هَؤُلاَءِ  رَ: «مَا  َ نبيَِ اللهِ، همُْ بنَُو الْعَمِّ وَالعَْشِيرَةِ،  كَْرٍ، وَعمَُ كَْرٍ:  بوُ  سَارَى؟» فقََالَ  ْ ا

نْ يهَْدِيهَُمْ لِلاْسْلاَمِ  لىََ الكُْفارِ، فعََسىَ اللهُ  كَُونُ لنَاَ قُوةً  ذَ مِنهْمُْ فِدْيةًَ فَ ُ نْ تَ ، فقََالَ رَى 
 َ َ رَسُولَ اللهِ، مَا  رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ  نَْ الخَْطابِ؟» قُلتُْ: لاَ وَاللهِ  َ ا رََى  ليَْهِ وَسَلمَ: «مَا 

لَِيا مِنْ عَقِ مَُكِّنَ  عْنَاقَهمُْ، فَ ضرَِْبَ  ا فَ نْ تمَُكِّ رَى  كَْرٍ، وَلكَِنيِّ  بوُ  ي رَى  ِ َضرِْبَ  رَى ا لٍ فَ
ئِمةُ الكُْفْرِ وَصَناَدِيدُهَا، فهَوَِيَ  عُنُقهَُ، وَتمَُكِّنيِّ  ضرِْبَ عُنُقهَُ، فاَن هَؤُلاَءِ  اً لِعُمَرَ، فَ سَِ  مِنْ فلاَُنٍ 

كَْرٍ، وَلمَْ يهَْوَ مَا قلُتُْ، فلَمَا كاَنَ مِنَ الغْدَِ جِ  بوُ  لَيَْهِ وَسَلمَ مَا قاَلَ  ْتُ،  رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ 
برِْ فاَ  ْ َ رَسُولَ اللهِ،  َانِ، قلُْتُ:  ْنِ يبَْكِ دَ ِ كَْرٍ قاَ بوُ  لَيَْهِ وَسَلمَ وَ نيِ ذَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ 

ُكاَءً تبََاكَيْتُ   دْ  ِ ْتُ، وَانْ لمَْ  كََ ُكاَءً  دْتُ  َ ُكَ؟ فاَنْ وَ نتَْ وَصَاحِ ءٍ تبَْكيِ  يِّ شيَْ مِنْ 
ذِهمِِ لِبُكاَ  ْ ابكَُ مِنْ  صحَْ ليََ  ي عَرَضَ  ِ ْكيِ لِ لَيَْهِ وَسَلمَ: "    ِكمُاَ، فقََالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ 

دْنىَ مِنْ هَذِهِ الشجَرَةِ  ذََابهُمُْ  ليََ  رَةٍ قرَيِبَةٍ مِنْ نبيَِِّ اللهِ صَلى اللهُ   -الْفِدَاءَ، لقَدَْ عُرِضَ  لَيَْهِ   شجََ
ٔنفال:  - وَسَلمَ  رْضِ} [ا ْ سرَْى حَتى يثُْخِنَ فيِ ا  ُ َ كَُونَ  نْ  ل: {مَا كاَنَ لِنبيٍَِّ  َ ْزَلَ اللهُ عَز وَ وَ

َل اللهُ الغَْنِيمةََ لهَُمْ 24 ٔنفال: ٦٩] فَ بًا} [ا لاَلاً طَيِّ َ ِ {فكلَُُوا مِما غَنمِْتمُْ  ِ  ٦٧] الىَ قوَْ
Artinya: 

Nabi saw. menghadap kiblat kemudian menengadahkan kedua tangannya 
dan berdoa kepada Rabb-nya: Ya Allah tunaikanlah apa yang Engkau 
janjikan untukku, Ya Allah penuhilah apa yang telah Engkau janjikan 
kepadaku. Ya Allah berikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan. 
Ya Allah jika Engkau membinasakan kelompok ini dari Islam, maka 
Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi.” 
Setelah Rasulullah saw. berdoa, maka Allah menjadikan pengiriman 

bantuan berupa pasukan malaikat pada Perang Badar supaya hal itu menjadi 

kabar gembira dan agar hati kalian menjadi tenteram karenanya. Padahal Allah 

berkuasa untuk menjadikan kalian menang atas musuh-musuh tanpa bantuan para 

 
24Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas}ar bi Naql al-´Adl ´an al-´adl ila> Rasu>l Alla>h S{alla> Alla>h ´Alaihi wa Sallam, Jilid III, h. 
1383. 
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malaikat. Sesungguhnya, pertolongan dan kemenangan tidak lain berasal dari 

Allah swt.25 

Dengan demikian, firman Allah pada potongan kalimat  ُُْكم قُلوُ بِهِ   وَلِتطَْمَئنِ 

maksudnya adalah agar dengan datangnya bala bantuan itu berupa Malaikat 

kepadamu maka hatimu menjadi tenteram, sehingga kamu yakin akan 

pertolongan Allah swt. kepadamu.26 

Pada peperangan itu, pasukan kaum Muslimin berhasil membunuh tujuh 

puluh pasukan kaum musyrikin dan menawan tujuh puluh pasukan musyrikin 

lainnya. Namun ada di antara pasukan kaum Muslimin yang berkhianat dengan 

mengirimkan surat secara diam-diam kepada kaum Musyrikin Makkah bahwa 

Rasulullah sedang bergerak menaklukkan kota Makkah sehingga ´Umar bin 

Khat}t}a>b mengusulkan untuk membunuhnya akan tetapi Rasulullah menolaknya 

sebagaimana sabda beliau. 

ْنَ عَبْدِ الر  عْتُ حُصَينَْ  ْنُ ادْرِسَ، قاَلَ: سمَِ  ِ َ عَبْدُ ا برََ ْ رَْاهِيمَ،  ْنُ ا دثنيَِ اسحَْاقُ  حمَْنِ، َ
ُ عَنْهُ، قاَلَ: بعََثنيَِ  ليٍَِّ رَضيَِ ا ، عَنْ  نِ السلمَِيِّ بيِ عَبْدِ الرحمَْ ْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ   رَسُولُ عَنْ سَعْدِ 

ْنَ العَوامِ، وَكلُنَا فاَرسٌِ، قاَلَ  َ مَرْثدٍَ الغَنوَِي، وَالزبيرََْ  لَيَْهِ وَسَلمَ وَ ِ صَلى اللهُ  : «انطَْلِقُوا حَتى  ا
اطِبِ  َ ةً مِنَ المشرُْكِِينَ، مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ  اخٍ، فاَن بهِاَ امْرَ َ توُا رَوْضَةَ  بيِ بلَْتَعَةَ الىَ   تَ نِْ 

لَيَْهِ وَسَلمَ، فَ  ِ صَلى اللهُ  ْثُ قَالَ رَسُولُ ا لىََ بعَِيرٍ لهََا، حَ سَِيرُ  دْرَكْنَاهَا  قُلْنَا:  المشرُْكِِينَ» فَ
 ً رََ كِتَا ناَ فلمََْ  نَاهَا فاَلْتمََسْ نخَْ َابُ، فقََالتَْ: مَا مَعَنَا كِتَابٌ، فَ ِ  الكِ ، فقَُلْنَا: مَا كَذَبَ رَسُولُ ا

هْوَتِ الى حُجْزَتهَِ  وْ لنَُجَرِّدَنكِ، فلَمَا رَتِ الجِد  اَبَ  لَيَْهِ وَسَلمَ، لتَُخْرجِِن الكِ ا، وَهيَِ صَلى اللهُ 
 ِ اَ بهَِا الىَ رَسُولِ ا ْهُ، فاَنطَْلقَْ خْرَجَ ِكِسَاءٍ، فَ َ  مُحْتَجِزَةٌ  رُ:  لَيَْهِ وَسَلمَ، فقََالَ عمَُ  صَلى اللهُ 

ِينَ، فدََعْنيِ [ص: ُ وَالمؤُْمِ َ َ وَرَسُو انَ ا َ ، قدَْ  ِ ضرِْبَ عُنُقَهُ، فقَاَلَ النبيِ  ٧٨رَسُولَ ا ِ ] فَ
 َ لىََ مَا صَنَعْتَ» قاَلَ   َ َ لَيَْهِ وَسَلمَ: «مَا حمََ اً  صَلى اللهُ  كُونَ مُؤْمِ نْ لاَ  ِ مَا بيِ  اطِبٌ: وَا

 
25Abu> al-Fida>´ Isma>´i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-

Qur´a>n al-´Az}i>m, Jilid IV, h. 21. 
26Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas|i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja´far al-T{abari>, 

Ja>mi´ al-Baya>n fi> Ta´wi>l al-Qur´a>n, Jilid XIII, h. 418. 
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ُ بهَِا  كَُونَ ليِ عِنْدَ القوَْمِ يدٌَ يدَْفعَُ ا نْ  رَدْتُ  لَيَْهِ وَسَلمَ،  ِ صَلى اللهُ  ِ ِ وَرَسُو هْليِ ِ عَنْ 
ُ هُنَاكَ مِنْ  َ ابِكَ الا  صحَْ دٌ مِنْ  َ ْسَ  ، فقََالَ وَمَاليِ، وَلَ ِ ِ ِ وَمَا ِ هْ ُ بِهِ عَنْ   عَشِيرَتهِِ مَنْ يدَْفعَُ ا

انَ ا َ رُ: انهُ قدَْ  ا» فقََالَ عمَُ يرًْ َ ُ الا  َ لَيَْهِ وَسَلمَ: «صَدَقَ وَلاَ تقَُولوُا  ُ  النبيِ صَلى اللهُ  َ َ وَرَسُو
ضرِْبَ  ِ ينَِ، فدََعْنيِ فَ َ اطلعََ الىَ  وَالمؤُْمِ هْلِ بدَْرٍ؟» فقََالَ: " لعََل ا سَْ مِنْ  لَ  عُنُقهَُ، فقََالَ: «

وْ: فقَدَْ غفََرْتُ لكمَُْ " فدََمَعَتْ عَ  تَْ لكمَُُ الجنَةُ،  ، فقَدَْ وَجَ تمُْْ يْناَ  هْلِ بدَْرٍ؟ فقََالَ: اعمَْلوُا مَا شِ
لمَُْ 27  ُ ُ ُ وَرَسُ و  عمَُرَ، وَقَالَ: ا

Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Ish}a>q bin Ibra>hi>m, telah mengabarkan 
kepada kami ´Abd Alla>h bin Idri>s berkata, aku mendengar H{us}ain bin 
´Abd al-Rah}ma>n dari Sa´ad bin ´Ubaidah dari Abi> ´Abd al-Rah}ma>n al-
Sulami> dari ´Ali> rad}iyalla>hu ´anhu berkata: Rasulullah saw. mengutus 
aku, Aba> Mars|ad al-Ghanawi> dan  al- Zubair bin al-´Awwa>m, yang mana 
kami adalah penunggang kuda yang ulung. Beliau berkata: “Berangkatlah 
kalian hingga sampai di sebuah taman yang bernama Kha>kh, disana ada 
seorang wanita dari kaum Musyrikin yang membawa sepucuk surat dari 
H{a>t}ib bin Abi> Balta´ah yang ditujukan untuk kaum Musyrikin”. Maka 
kami dapati wanita itu sedang berjalan dengan untanya persis seperti apa 
yang disampaikan Rasulullah saw. Maka kami bertanya: “Mana surat 
itu?”. Wanita itu menjawab: “Tidak ada surat pada kami”. Maka kami 
memeriksanya, namun kami tidak melihat adanya sepucuk suratpun. 
Kami katakan: “Tidak mungkin Rasulullah saw. berdusta. Kamu 
keluarkan surat itu atau kami akan menggeledah kamu”. Setelah wanita 
melihat kesungguhan kami, dia melirik pada kain ikat pinggangnya, yaitu 
yang ternyata surat itu disembunyikan dibalik kain ikat pinggangnya. 
Akhirnya dia mengeluarkan surat itu. Kemudian kami berangkat menemui 
Nabi saw. dengan membawa surat itu. Lalu ´Umar berkata; “Wahai 
Rasulullah, dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya dan juga 
kaum Mukminin. Biarkan aku memenggal leher orang ini”. Kemudian 
beliau bertanya: “Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu?”. H{a>t}ib 
menjawab; “Demi Allah, tidaklah aku bermaksud untuk tidak beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Melainkan semua itu kulakukan hanyalah 
agar aku memiliki penjamin di tengah kaum Musyrikin yang dengannya 
Allah melindungi keluarga dan hartaku. Juga tidak ada satupun dari 
shahabat anda melainkan dia punya kerabat di sana yang dengannya Allah 
akan melindungi keluarga dan hartanya”. Maka Nabi saw. berkata: “Dia 
benar. Dan janganlah kalian katakan padanya kecuali kebaikan”. Namun 
´Umar tetap berkata: “Dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya 
dan juga kaum Mukminin. Biarkan aku memenggal leher orang ini.” Maka 
beliau bersabda: “Bukankah dia termasuk dalam perang Badar. Dan Allah 
telah melihat kaum Muslimin dalam perang Badar dan berfirman: 
“Silahkan kalian berbuat apa yang kalian suka karena telah wajib bagi 
kalian untuk masuk ke dalam surga” atau: “Sungguh Aku telah 

 
27Muh}ammad bin Isma>´i>l Abu> ´Abd Alla>h al-Bukha>ri> al-Ju´fi>, Al-Ja>mi´ al-Musnad al-

S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ´Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa 
Ayya>mihi: S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Jilid V (Cet. I; t.t.: Da>r T{u>q al-Naja>h, 1422 H), h. 77. 
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mengampuni kalian”. Maka air mata ´Umar bercucuran lalu berkata: 
“Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui”. 

5) QS al-Ra´d/13: 28 

ِ تطَْمَئنِ القُْلوُبُ ( لاَ بِذِكْرِ ا  ِ وُا وَتطَْمَئنِ قُلوُبهُُمْ بِذِكْرِ ا مَٓ نَ  ِ )  ٢٨ا  

Terjemahnya: 

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati 
menjadi tenteram.28 

Firman Allah  ُوا مَٓ نَ  ِ  yaitu orang-orang yang beriman berada pada ا

posisi nas}ab sebagai pujian berfungsi sebagai badal atau pengganti kalimat dari 

ayat sebelumnya yakni   ْبَ مَن َ  yaitu orang-orang yang bertobat, maknanya 

adalah bahwa mereka merupakan orang-orang yang ditunjuki Allah dan mereka 

bertobat kepada-Nya. Selain itu, kalimat ُوا مَٓ نَ  ِ  bisa juga berfungsi sebagai ا

khabar dari mubtada´ yang dibuang, yakni  ُُُوا  هم مَٓ نَ  ِ ا  yaitu mereka adalah 

orang-orang yang beriman.29 

Ungkapan  ِ ا بِذِكْرِ  قُلوُبهُُمْ   pada ayat di atas mengandung makna وَتطَْمَئنِ 

bahwa hati menjadi tenang dan tenteram dengan mengingat Allah swt. melalui 

lisan mereka, seperti membaca al-Qur´an, tasbih, tahmid, takbir dan tauhid atau 

dengan mendengarkannya dari orang lain. Oleh karena itu, dengan mengingat 

Allah tanpa yang lain maka hati akan menjadi tenteram, kendati dengan 

memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah swt. dan kedetilan ciptaan-Nya bisa 

mendatangkan ketenteraman, namun tidak seperti ketenangan dengan mengingat 

Allah.30 

 
28Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 252. 
29Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Jilid III, h. 97. 
30Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Jilid III, h. 98. 
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Kalimat ا لقُْلوُبُ تطَْمَئنِ   pada potongan ayat ini mengandung pengertian 

bahwa hati orang-orang yang beriman akan senantiasa menjadi tenang dan 

tenteram hanya dengan mengingat Allah swt.31 Orang-orang yang beriman akan 

menjadikan hatinya tenang dengan mengingat Allah dan merasa nyaman ketika 

di dekat-Nya, sehingga hatinya akan tenang dengan mengingat Allah serta 

menjadi rida kepada Allah sebagai Tuhan dan Penolong. 

Banyak sekali keutamaan yang didapatkan bagi seseorang yang senantiasa 

berzikir kepada Allah swt., bahkan Rasulullah mengungkapkan dalam salah satu 

hadis mengenai hal tersebut. 

 ْ  ِ ْنُ عَبْدِ الرحمَْنِ، عَنْ عَبْدِ ا دثنَاَ المُْغِيرَةُ  َ نِْ كاَسِبٍ قَالَ:  يْدِ  ْنُ حمَُ دثنََا يعَْقُوبُ  نِ سَعِيدِ  َ
بيِ  نِْ  دِ  َ بيِ هِنْدٍ، عَنْ زِ ن ْنِ  رْدَاءِ،  بيِ ا ريِةَ، عَنْ  بيِ بحَْ ْنِ عَياشٍ، عَنْ  دٍ، مَوْلىَ ا َ زِ

رْضَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكمُْ  الِكمُْ وَ عمَْ يرِْ  كمُُْ بخَِ ِّ َ ن لاَ  لَيَْهِ وَسَلمَ قاَلَ: « رْفعَِهَا فيِ النبيِ صَلى اللهُ  ، وَ
يرٍْ  َ ِكمُْ، وَ ا َ عْنَاقَهُمْ، وَيضرَِْبوُا   دَرَ ضرَِْبوُا  دَُوكمُْ فَ نْ تلَْقوَْا  هَبِ وَالوَْرِقِ، وَمِنْ  لكمَُْ مِنْ اعْطَاءِ ا

َلٍ: «مَا عمَِلَ امْ  ْنُ جَ » وَقاَلَ مُعَاذُ  ِ ؟ قاَلَ: «ذِكْرُ ا ِ َ رَسُولَ ا رُؤٌ  عْنَاقكمَُْ؟» قاَلوُا: وَمَا ذَاكَ 
32 « ِ ل مِنْ ذِكْرِ ا َ ِ عَز وَ ذََابِ ا ُ مِنْ  َ نجَْى   بِعَ مَلٍ 

Artinya: 

Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Maukah kamu, aku tunjukkan 
perbuatanmu yang terbaik, paling suci disisi rajamu (Allah), dan paling 
mengangkat derajatmu lebih baik bagimu dari infaq emas atau perak, dan 
lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu 
memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?”. Para shahabat 
yang hadir berkata: “Mau wahai Rasulullah!”. Beliau bersabda: “Dzikir 
kepada Allah yang Maha Tinggi.” 

Salah satu cara yang dapat mengantarkan seseorang kepada ketenangan 

hati adalah dengan senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah sehingga 

 
31Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi´ li Ah}ka>m al-Qur´a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid IX, h. 315. 
32Ibnu Ma>jah Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazwaini>, Sunan Ibnu Ma>jah, 

Jilid II (t.t.: Da>r Ih}ya>´ al-Kutub al-´Arabiyyah, t.th.), h. 1245. 
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menjadi hak bagi hati orang-orang yang beriman untuk mendapat ketenangan 

dengan mengingat Allah swt.33 

6) QS al-Nah}l/16: 106. 

 ِ حَ  لاْيماَنِ وَلكَِنْ مَنْ شرََ ِ كْرِهَ وَقلَبُْهُ مُطْمَئنِ  ِ مِنْ بعَْدِ ايماَنِهِ الا مَنْ  ِ لكُْفْرِ صَدْرًا  مَنْ كَفَرَ 
ذََابٌ  ِ وَلهَمُْ  مْ غضََبٌ مِنَ ا ) ١٠٦عَظِيمٌ ( فعََليهَِْ  

Terjemahnya: 

Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat 
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap 
tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan 
dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan 
mereka akan mendapat azab yang besar.34 

Kata  ِمُطْمَئن terambil dari kata  ن  ,yang berarti mantap dan tenang اطْمَ

sebab hati yang tenang adalah yang rela dan lega terhadap situasi yang 

dihadapinya. Dalam konteks ayat ini adalah ketenangan batin dan kerelaannya 

menerima keimanan kepada Allah swt.35 

Para ahli bahasa berbeda pendapat mengenai kedudukan lafal  ْمَن dalam 

firman Allah  ِ ِ كَفَرَ  صَدْرًا dan مَنْ  لكُْفْرِ  ِ حَ  شرََ مَنْ   namun pendapat yang ,وَلكَِنْ 

benar menurut Ima>m al-T{abari> bahwa penyebab lafal  ْمَن yang pertama dan kedua 

adalah firman Allah  ِ ا مِنَ  غضََبٌ  مْ   yakni maka kemurkaan Allah فعََليهَِْ

menimpanya. Orang Arab biasa menggunakan pola ini terhadap bentuk kata 

syarat jika salah satunya bergantung pada yang lain.36 

 
33Abu> al-Fida>́  Isma>́ i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-

Qur´a>n al-´Az}i>m, Jilid IV, h. 455. 
34Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 279. 
35M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

VII, h. 360. 
36Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas|i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja´far al-T{abari>, 

Ja>mi´ al-Baya>n fi> Ta´wi>l al-Qur´a>n, Jilid XIII, h. 303. 
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Ayat ini turun berkaitan dengan ´Amma>r bin Ya>sir dan suatu kaum yang 

telah masuk Islam, namun mereka dipaksa oleh orang-orang Musyrik untuk 

keluar dari agama mereka. Pada akhirnya sebagian di antara mereka tetap 

memeluk Islam sedangkan sebagian lain terpengaruh oleh paksaan tersebut, maka 

´Amma>r bin Ya>sir mengadukan hal itu kepada Rasulullah sebagaimana dapat 

dilihat pada hadis berikut.37 

نُْ ا لابُ بهَِمَذَانَ، ثنا هِلاَلُ  َ دَانَ الْ نُْ حمَْ ٔ عَبْدُ الرحمَْنِ  ٔنب افِظُ،  َ بوُ عَبْدِ اللهِ الْ  َ برََ لعَْلاَءِ  ْ
رٍو، عَنْ عَبْدِ  ْنُ عمَْ بيِ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ  ، ثنا  نِْ  الرقيِّ ْنِ عمَارِ  ْنِ مُحَمدِ  بيِ عُبَيْدَةَ  الْكَرِيمِ، عَنْ 

كُوهُ حَتى سَب النبيِ صَلى  ، فلمََْ يترَُْ سرٍِ َ ْنَ  ذَ المُْشرِْكُونَ عمَارَ  َ بِيهِ، قَالَ:  ، عَنْ  سرٍِ اللهُ  َ
 َ ، ثمُ  لِهَتهَُمْ بخَِيرٍْ لَيَْهِ وَسَلمَ قاَلَ: " مَا  لَيَْهِ وَسَلمَ وَذَكَرَ  تىَ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ  رَكُوهُ، فلَمَا 

، قاَلَ: " كَيْفَ  لِهَتهَمُْ بخَِيرٍْ كَْ وَذَكَرْتُ  رُكِْتُ حَتى نلُْتُ مِ َ رَسُولَ اللهِ مَا    وَرَاءَكَ؟ " قاَلَ: شرَ 
اَدُوا فعَُدْ "38 لاْ يماَنِ، قاَلَ: " انْ  ِ دُ قلَبَْكَ؟ " قاَلَ: مُطْمَئِنا   تجَِ

Artinya: 

Orang-orang musyrik mengambil ´Amma>r bin Ya>sir lalu mereka 
menyiksanya. Mereka tidak menghentikan perbuatannya sampai dia 
menghina Nabi saw., maka ´Amma>r bin Ya>sir menyebut kebaikan-
kebaikan mereka kemudian mereka pun meninggalkannya. Lalu dia 
datang kepada Rasulullah saw. dan mengeluhkan masalah ini. Maka Nabi 
saw. bertanya kepadanya: Bagaimana kamu mendapati hatimu? Dia 
menjawab: Hatiku tetap tenang dengan keimanan. Rasulullah bersabda: 
Jika mereka kembali berbuat seperti itu, maka lakukanlah kembali 
hal yang sama. 

Ayat di atas menegaskan bahwa barang siapa yang kafir kepada Allah 

sesudah keimanannya secara potensial karena telah jelasnya bukti-bukti 

kebenaran tetapi dia menolaknya akibat keras kepala, atau sesudah keimanan 

secara faktual yakni setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, maka dia 

 
37Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas|i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja´far al-T{abari>, 

Ja>mi´ al-Baya>n fi> Ta´wi>l al-Qur´a>n, Jilid XIII, h. 304. 
38Ah}mad bin al-H{usain bin ´Ali> bin Mu>sa> al-Khusrawjirdi> al-Khura>sa>ni> Abu> Bakr al-

Baihaqi>, Al-Sunan al-Kubra>, Jilid VIII (Cet. III; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-´Ilmiyyah, 2003 M/1424 
H), h. 362. 
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mendapat kemurkaan Allah, kecuali yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur 

atau mengamalkannya padahal hatinya tetap tenang dengan keimanan, maka dia 

tidak berdosa, akan tetapi orang yang membuka dan melapangkan dada sehingga 

hatinya lega dengan kekafiran, yakni hatinya membenarkan ucapan dan atau 

amal kekufurannya itu, maka atas mereka kemurkaan besar yang turun 

menimpanya dari Allah dan bagi mereka telah disiapkan di akhirat kelak azab 

yang besar.39 Hal ini sejalan sebagaimana yang diungkapkan dalam salah satu 

hadis sebagai berikut. 

نُْ عُبْدُوسٍ الطرَائِفِي، ثنا عُثْمَ  بوُ الْحَسَنِ   ٔ ٔنب  ، بيِ اسحَْاقَ الْمُزَكيِّ ْنُ  بوُ زَكَرِ   َ برََ نُْ  ْ انُ 
ةَ، عَ  َ بيِ طَلْ ْنِ  ليَِِّ  نِْ صَالِحٍ، عَنْ  نُْ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيةََ  ارِمِي، ثنا عَبْدُ اللهِ  نِْ  سَعِيدٍ ا نِ ا

ل:  لاْيماَنِ} [الن ِ كْرهَِ وَقلَبُْهُ مُطْمَئنِ  : {الا مَنْ  ِ ِ برََ اللهُ  ١٠٦عَباسٍ، فيِ قوَْ ْ ]، قاَلَ: " 
كْرهَِ  ما مَنْ  ذََابٌ عَظِيمٌ، فَ  ُ َ انهَُ انهُ مَنْ كَفَرَ بعَْدَ ايماَنِهِ فعََليَْهِ غضََبٌ مِنَ اللهِ، وَ َ بْ كلََمَ  سُ  فَ

ا َ بْ لَيَْهِ، ان اللهَ سُ هِ فلاََ حَرَجَ  دَُوِّ َ مِنْ  ِ لاْيماَنِ لِيَنْجُوَ بِذَ ِ الفََهُ قَلبُْهُ  َ ذُ  بِلِسَانِهِ، وَ ُ َ نهَُ انمَا ي
لَيَْهِ قُلوُبهُُمْ 40  الْعِبَادَ بِمَا عَقَدَتْ 

Artinya: 

Firman Allah swt. yaitu kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya 
tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). Allah mengabarkan 
bahwa barangsiapa kafir sesudah beriman, maka ia mendapatkan murka 
dari Allah dan baginya azab yang besar. Adapun orang yang dipaksa kufur 
kemudian lisannya mengucapkan kalimat kufur dengan hati tetap pada 
iman agar selamat dari musuhnya, maka ia tidak menanggung dosa karena 
Allah hanya menyiksa pada hamba menurut niat dalam hati mereka. 

Hadis ini merupakan pengecualian dari orang yang kafir sebagai bentuk 

keringanan bagi orang yang kafir dengan lisannya dan menyerupai orang-orang 

musyrik dengan perkataannya saja. Dia dipaksa untuk melakukan hal itu 

sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, 

 
39M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

VII, h. 359-360. 
40Ah}mad bin al-H{usain bin ´Ali> bin Mu>sa> al-Khusrawjirdi> al-Khura>sa>ni> Abu> Bakr al-

Baihaqi>, Al-Sunan al-Kubra>, Jilid VIII, h. 363. 
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serta hatinya enggan terhadap apa yang diucapkan oleh lisannya. Para ulama 

telah sepakat bahwa dibolehkan bagi orang yang dipaksa untuk kafir dalam 

menyatakan kekafiran demi mempertahankan hidupnya dengan syarat bahwa 

hatinya tetap tenang dalam beriman kepada Allah swt.41 

b.  ُالنفْسُ الْمُطْمَئِنة 

Secara proporsional, al-nafs merupakan dimensi jiwa yang menempati 

posisi di antara roh dan jism. Nafs dalam konteks pembicaraan al-Qur´an tentang 

manusia menunjuk kepada sisi dalam diri manusia yang memiliki potensi baik 

dan buruk yang dapat mendorongnya melakukan tindakan positif dan negatif.42 

Roh karena berasal dari Tuhan maka ia mengajak jiwa menuju kepada-Nya, 

sedangkan jism berasal dari benda atau tanah, maka ia cenderung mengarahkan 

jiwa untuk menikmati sesuatu yang bersifat material. Namun harus diingat 

bahwa al-Qur´an dalam membicarakan sisi dalam diri manusia juga 

menggunakan istilah lain, seperti الر وْح ,القَْلْب ,الْعَقْل, dan 43,الفِْطْرَة yang pastinya 

memiliki porsi tersendiri dalam penggunaannya. 

Nafs berfungsi sebagai penggerak tingkah laku, di mana Tuhan tidak akan 

mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah nafs mereka, sehingga 

nafs bisa dioptimalkan fungsinya untuk menggerakkan tingkah laku manusia 

dalam melakukan perubahan-perubahan.44 Oleh karena itu, jiwa sebagai 

 
41Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj, 

diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid IV, 
h. 274. 

42M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur´an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, 
h. 378. 

43M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur´an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, 
h. 374. 

44Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin ´Umar bin al-H{asan bin al-H{usain al-Taimi> Fakhr al-
Di>n al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Gayb: Al-Tafsi>r al-Kabi>r, Juz XIX (Cet. III; Bairu>t: Da>r Ih}ya>´ al-Tura>s| al-
´Arabi>, 1420 H), h. 16. 
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penggerak tingkah laku tentu memiliki sisi baik dan buruk sehingga tindakannya 

dapat menghasilkan sesuatu yang positif dan bisa juga negatif. 

Fisik manusia meskipun genetiknya baik tetapi proses kehamilan, 

kelahiran dan lingkungan hidupnya akan mempengaruhi tingkat kesehatannya. 

Demikian juga tingkatan nafs, meski pada dasarnya diciptakan Tuhan dalam 

keadaan sempurna, tetapi pemeliharaan dan pemupukannya akan melahirkan 

tingkatan jiwa yang berbeda-beda tergantung sekuat apa manusia dapat 

menjaganya dari hawa nafsu yaitu kecenderungan kepada syahwat sehingga 

manusia yang menyia-nyiakan potensi kemanusiaannya berarti telah melecehkan 

tanda keistimewaannya.45 

Jiwa manusia tidak hanya berlaku di dunia, tetapi di akhirat nanti akan 

dipertemukan kembali dengan jasadnya yang telah lama hancur, tentu saja akan 

terlihat aneh bagi sebagian orang yang tidak percaya dengan metafisika. Alam 

dunia bersifat materi, mempunyai ukuran dan dapat diindera, sedangkan akhirat 

bukan alam materi. Oleh karena itu, tolok ukurnya berbeda di mana kehidupan 

dunia sudah dialami dan dapat diindera sementara kehidupan di akhirat hanya 

dapat didekati dengan keyakinan. Di akhirat kelak, nafs akan dikelompokkan 

menjadi tiga golongan, yaitu golongan yang dekat dengan Tuhan atau al-

muqarrabi>n, golongan kanan atau as}h}a>b al-yami>n dan golongan kiri atau as}h}a>b al-

syima>l.46 

Term al-nafs dalam al-Qur´an memiliki makna beragam dijumpai 

sebanyak 298 kali yang masing-masing dalam bentuk mufrad, jamak dan fi´il,47 

 
45Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, Jilid X, (Al-Qa>hirah: Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-

H{alabi>, 1974), h. 168-169. 
46Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of the Holy Qur´an (Bairu>t: Da>r al-Kutub al-

Lubana>n, t.th.), h. 1694. 
47Muh}ammad Fua>d ´Abd al-Ba>qi>, Al-Mu´jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur´a>n, h. 881-885. 
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selain menunjukkan diri Tuhan, kata ini juga menunjukkan diri manusia secara 

totalitas, baik fisik maupun psikis, di antaranya nafsu, nafas, nyawa, jiwa dan diri 

manusia. Pengungkapan kesehatan jiwa melalui term ini terulang 1 kali dalam 

QS al-Fajr/89: 27. 

تهُاَ النفْسُ المُْطْمَئِنةُ ( َ٢٧ (  
Terjemahnya: 

Wahai jiwa yang tenang!.48 

Pada ayat sebelumnya Allah swt. menyebutkan keadaan orang yang lebih 

mementingkan dunia hingga mereka mengenyampingkan Allah dalam kekayaan 

dan kefakirannya, maka pada ayat ini Allah pun menyebutkan keadaan orang 

yang tenang jiwanya kepada Allah swt. Dia tunduk kepada perintah-Nya dan 

bertawakal kepada-Nya. Selain itu, sebagian pendapat mengatakan bahwa 

ungkapan ini termasuk perkataan para Malaikat kepada para wali yang menjadi 

kekasih Allah swt.49 

Asba>b al-Nuzu>l ayat di atas berkaitan dengan kisah ´Us|ma>n bin ´Affa>n 

yang membeli sumur Ru>mah kemudian menyedekahkannya kepada kaum 

Muslimin,50 sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. 

دثنَاَ سَعِيدُ   َ يوبَ، قاَلَ:  ْنُ  دُ  َ نيِ زِ برََ اجِ، عَنْ سَعِيدٍ  ْ بيِ الْحَ ْنِ  يىَ  اَمِرٍ، عَنْ يحَْ ْنُ 
مْ عُثْمَانُ، فقََ  لَيهَِْ فَ  شرَْ ينَ  ِ ارَ  ، قاَلَ: شَهِدْتُ ا نِْ حَزْنٍ القُْشَيرِْيِّ ، عَنْ ثمَُامَةَ  الَ:  الجُْرَرْيِِّ

ن رَ  ِ وَالاْسْلاَمِ، هَلْ تعَْلمَُونَ  ِ ْسَ بهِاَ  شُْدُكمُْ  لَيَْهِ وَسَلمَ قدَِمَ المَْدِينَةَ، وَلَ سُولَ اللهِ صَلى اللهُ 
َجْعَلُ فِيهاَ دَلوَْهُ مَعَ دِلاَءِ الْ  شَْترَِي بِئرَْ رُومَةَ، فَ يرََْ بِئرِْ رُومَةَ، فقََالَ: «مَنْ  تَعْذَبُ  سُْ مُسْلِمِينَ  مَاءٌ 

ُ مِنهْاَ فيِ الجَْنةِ»، َ يرٍْ  نتمُُْ   بخَِ يتُْ مِنْ صُلْبِ مَاليِ، فجََعَلْتُ فِيهاَ دَلوِْي مَعَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ، فَ فاَشْترََ
 

48Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 594. 

49Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 
Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi´ li Ah}ka>m al-Qur´a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid XX, h. 57. 

50Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 
Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi´ li Ah}ka>m al-Qur´a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid XX, h. 58. 
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شُْدُ  لهُم نعََمْ، قَالَ:  بَ مِنْ مَاءِ البَْحْرِ؟، قَالوُا: ا شرَْ ِ  اليَْوْمَ تمَْنَعُونيِ مِنَ الشرْبِ مِنهْاَ حَتى  ِ كمُْ 
 ََ ي لاَ ا ِ لهُم نعََمْ، ا ةِ مِنْ مَاليِ؟ قاَلوُا: ا ْشَ العُْسرَْ َ زْتُ  َ نيِّ   الا هُوَ وَالاْسْلاَمِ، هَلْ تعَْلمَُونَ 

، فقََالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ  ِ ِ هْ دَ ضَاقَ بِ ِ ن المَْسْ شُْدُكمُُ اللهِ وَالاْسْلاَمِ، هَلْ تعَْلمَُونَ    قَالَ: 
ُ مِنهْاَ فيِ الجَْنةِ»، فَ لََ  َ يرٍْ  دِ بخَِ ِ لِ فلاَُنٍ، فيزََِيدُهَا فيِ المَْسْ شَْترَِي بقُْعَةَ  ْتهُاَ يْهِ وَسَلمَ: «مَنْ  اشْترََ

؟، قاَلوُا هِ رَكْعَتينَِْ َ فِ صَليِّ نْ  نتمُْْ تمَْنَعُونيِ  دِ، وَ ِ لهُم نعََمْ،  مِنْ صُلبِْ مَاليِ، فزَدِْتهُاَ فيِ المَْسْ : ا
لىََ ثَ  لَيَْهِ وَسَلمَ كاَنَ  ن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ  شُْدُكمُُ اللهَ وَالاْسْلاَمَ، هَلْ تعَْلمَُونَ  بِيرٍ ثبَِيرِ  قَالَ: 

َحَركَ الجَْبَلُ، فرََكَضَهُ رَسُولُ اللهِ  ، فَ َ رُ، وَ كَْرٍ، وَعمَُ بوُ  لَيَْهِ وَسَلمَ  مَكةَ، وَمَعَهُ  صَلى اللهُ 
لهُم نعََمْ، قاَلَ  يقٌ، وَشَهِيدَانِ»، قَالوُا: ا لَيَْكَ نبيَِ، وَصِدِّ ، وَقاَلَ: «اسْكُنْ ثبَِيرُ، فاَنمَا  ِ ِ ْ رِ : اللهُ  ِ

نيِّ شَهِيدٌ 51 ، شَهِدُوا ليِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، يعَْنيِ:  كْبرَُ  
Artinya: 

Rasulullah saw. datang ke kota Madinah dan tidak menjumpai air tawar, 
melainkan sebuah sumur yang bernama Ru>mah, kemudian beliau 
bersabda: “Barangsiapa yang membeli sumur Ru>mah, sehingga timba 
yang diletakkan di dalamnya menjadi timbanya kaum Muslimin, maka dia 
akan mendapat imbalan yang lebih baik di Surga.” Maka ´Us|ma>n bin 
´Affa>n pun membeli sumur itu dengan uang pribadinya sendiri. 

Kata  ٌمُطْمَئِنة berarti tenteram, damai dan tenang, tidak butuh untuk 

melakukan eksodus atau meninggalkan tempat asal oleh penduduk secara besar-

besaran dan berpindah darinya karena suatu kesempitan atau ketakutan. Kata  ًَة مِٓ  

mengisyaratkan kepada kondisi aman, sedangkan   ًمُطْمَئِنة mengisyaratkan kepada 

kondisi sehat karena udara, lingkungan dan iklim yang bersih.52   

Sementara ulama memahami kalimat  ُالنفْسُ المُْطْمَئِنة  dalam arti jiwa yang 

tenang, yakin akan wujud Allah atau janji-Nya disertai dengan keikhlasan 

beramal. Jikalau ayat sebelumnya melukiskan ucapan orang-orang yang 

menyesal, maka ayat di atas melukiskan sambutan Allah kepada orang-orang 

 
51Abu> ´Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu´aib bin ´Ali> al-Khura>sa>ni> al-Nasa>i>, Al-Sunan al-

Kubra>, Jilid VI (Cet. I; Bairu>t: Muassasah al-Risa>lah, 2001 M/1421 H), h. 144.  
52Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj, 

diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 
VII, h. 494. 
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yang taat. Allah berfirman menyerunya ketika ruhnya akan meninggalkan 

badannya atau ketika ia bangkit dari kuburnya dengan mengatakan hai jiwa yang 

tenang lagi merasa aman dan tenteram karena banyak berzikir dan mengingat 

Allah swt.53 

Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> mengartikan   ُالمُْطْمَئِنة yang berasal dari kata   ْالا
تِقْرَارُ وَالثبَ  berarti طْمِئْناَنُ  اتُ الاِسْ  yaitu kekokohan dan keteguhan yang memiliki dua 

bentuk, pertama, meyakini kebenaran dengan pasti, kedua,  َُة مِٓ ْ  yaitu jiwa النفْسُ ا

yang aman dan tenteram serta tidak bercampur dengan ketakutan dan 

kekhawatiran.54 

Dari term-term kesehatan jiwa di atas, maka peneliti menarik kesimpulan 

dengan mengutip pandangan dari al-Ra>gib al-As}faha>ni> yang mengungkapkan 

bahwa ketika kata  َطَمَن dengan berbagai bentuknya dihubungkan dengan kata 

 dalam al-Qur´an, maka maknanya adalah jiwa yang senantiasa نفَْسٌ  dan قلَبٌْ 

terhindar dari keraguan dan perbuatan jahat.55 Peneliti melihat pengungkapan 

makna kesehatan jiwa dalam al-Qur´an terulang sebanyak 8 kali yaitu 7 kali 

mengiringi kata  ٌْقلَب dan 1 kali beriringan dengan kata  ٌنفَْس yang berdasarkan 

konteks pembicaraannya dapat dikelompokkan kepada beberapa bagian 

sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas. 

 

 

 

 
53M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

XV, h. 256-257. 
54Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin ´Umar bin al-H{asan bin al-H{usain al-Taimi> Fakhr al-

Di>n al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Gayb: Al-Tafsi>r al-Kabi>r, Jilid XXXI, h. 161. 
55Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufrada>t Alfa>z| al-Qur´a>n (Cet. IV; Bairu>t: Al-Da>r al-

Sya>miyyah, 2009 M/1430 H), h. 524. 
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2. Derivasi Kesehatan Jiwa 

a.  ٌقلَْب 
1) QS al-Ma>idah/5: 41 

فوَْاهِهِمْ وَلَ  ا بِ مَٓ نَ قَالوُا  ِ سَُارِعُونَ فيِ الكُْفْرِ مِنَ ا نَ  ِ زُنكَْ ا يهَا الرسُولُ لاَ يحَْ مْ تؤُْمِنْ قُلوُبهُُمْ َ
رّفِوُنَ   توُكَ يحَُ َ خَٓرِنَ لمَْ ي ِلكَْذِبِ سمَاعُونَ لِقوَْمٍ  نَ هَادُوا سمَاعُونَ  ِ مَ مِنْ بعَْدِ مَوَاضِعِهِ  وَمِنَ ا كلَِْ ا

 َ ِ تمَْ فلَنَْ  ْنَتَهُ  فِ  ُ ا رُِدِ  ذَرُوا وَمَنْ  ْ فاَ ذُوهُ وَانْ لمَْ تؤُْتوَْهُ  ُ فَ تمُْ هَذَا  وتِ ِ  يقَُولوُنَ انْ  ا ُ مِنَ  َ  
نْ يطَُهرَِّ قُلوُبهَمُْ لَ   ُ رُِدِ ا نَ لمَْ  ِ ولئَكَِ ا اً  ْ ذََابٌ عَظِيمٌ  شَ خِٓرَةِ  ْ نيَْا خِزْيٌ وَلهَُمْ فيِ ا همُْ فيِ ا

)٤١  (  
Terjemahnya: 

Wahai Rasul (Muhammad)! Janganlah engkau disedihkan karena mereka 
berlomba-lomba dalam kekafirannya. Yaitu orang-orang (munafik) yang 
mengatakan dengan mulut mereka, “Kami telah beriman”, padahal hati 
mereka belum beriman, dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka 
mendengar (berita-berita) bohong dan sangat suka mendengar (perkataan-
perkataan) orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka 
mengubah kata-kata (Taurat) dari makna yang sebenarnya. Mereka 
mengatakan, “ Jika ini yang diberikan kepadamu (yang sudah diubah) 
terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah”. 
Barangsiapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau 
tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah (untuk menolongnya). 
Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk 
menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di 
akhirat akan mendapat azab yang besar.56 

Penggunaan lafal  ِفي yang berarti  َاِلي artinya kepada, menunjukkan 

terjadinya kesinambungan di dalamnya, sedangkan kata  ْمِن pada kalimat   َن ِ مِنَ ا
 ,yaitu di antara orang-orang yang mengatakan, adalah sebagai penjelasan قاَلوُا

sehingga redaksi kalimat ini merupakan penjelasan tentang orang-orang yang 

bersegera menunjukkan kekufuran. Adapun huruf ب pada kalimat  ْفوَْاهِهِم  artinya بِ

dengan mulut mereka, terkait dengan kata قاَلوُا yaitu mengatakan, bukan terkait 

dengan kalimat ا مَٓ  yaitu kami telah beriman. Dengan demikian, orang-orang 

 
56Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 114. 
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yang berkata, “Kami telah beriman,” yaitu dengan mulut mereka, namun hati 

mereka belum beriman adalah orang-orang yang munafik.57 

Firman Allah   ِِلكَْذِب  dapat dipahami, dalam arti amat suka سمَاعُونَ 

mendengar uraian-uraian Rasul saw. dengan tujuan memutarbalikkan ucapan 

beliau guna menyebarkan kebohongan. Sedangkan firman-Nya:   َخَٓرِن سمَاعُونَ لِقوَْمٍ 
توُكَ   َ ي  dipahami bahwa mereka amat suka mendengar perkataan-perkataan لمَْ 

orang lain yang belum pernah datang kepadamu, dapat juga berarti bahwa ada 

sekelompok di antara mereka yang hadir dalam majelis Rasulullah saw. 

mendengarkan ucapan-ucapan beliau untuk kepentingan kelompok lain yang 

merasa angkuh hadir di majelis itu.58 

Banyak riwayat yang menginformasikan tentang asba>b al-nuzu>l ayat di 

atas, salah satunya dapat dilihat dalam hadis sebagai berikut. 

دثنََ  ُ عَنهُْمَ َ ْنِ عمَُرَ رَضيَِ ا  ِ فِعٍ، عَنْ عَبْدِ ا َ ، عَنْ  ٌ ِ دثنيَِ مَا َ  ، ِ نُْ عَبْدِ ا اعِيلُ  ا، ا اسمَْ
لاً مِ  ُ ن رَ  ُ َ لَيَْهِ وَسَلمَ، فذََكَرُوا  ِ صَلى اللهُ  اءُوا الىَ رَسُولِ ا َ يهَُودَ  ةً  نهُْ نهُ قَالَ: ان ا مْ وَامْرَ

نِ الرجْمِ  دُونَ فيِ التوْرَاةِ فيِ شَ لَيَْهِ وَسَلمَ: «مَا تجَِ ِ صَلى اللهُ  » فقََالوُا:  زَنيََا، فقََالَ لهَُمْ رَسُولُ ا
ْنُ سَلاَمٍ: كذََبتمُْْ ان فِيهاَ الرجْمَ، فَ   ِ ونَ، قاَلَ عَبْدُ ا ُ َ وهَا، فوََضَعَ  نفَْضَحُهُمْ وَيجُْ شرََُ لتوْرَاةِ فَ ِ توَْا 

ْنُ سَلاَمٍ: ارْ   ِ ُ عَبْدُ ا َ لهََا وَمَا بعَْدَهَا، فقََالَ  ْ يٓةَِ الرجْمِ، فقَرََ مَا قَ لىََ  دُهمُْ يدََهُ  فعَْ يدََكَ فرََفعََ  َ
َ مُحَ  يٓةَُ الرجْمِ، قَالوُا: صَدَقَ  ِ صَلى اللهُ  يدََهُ فاَذَا فِيهاَ  مَا رَسُولُ ا مَرَ بهِِ يٓةَُ الرجْمِ، فَ مدُ فِيهاَ 

ارَةَ 59 َ ةِ، يقَِيهاَ الحِ لىََ المرَْ نيِ  لَ يحَْ ُ يتُْ الر لَيَْهِ وَسَلمَ فرَُجمَِا فرََ  
 

 

 
57Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Jilid II, h. 48. 
58M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

III, h. 98. 
59Muh}ammad bin Isma>´i>l Abu> ´Abd Alla>h al-Bukha>ri> al-Ju´fi>, Al-Ja>mi´ al-Musnad al-

S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ´Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa 
Ayya>mihi: S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Jilid VIII, h. 172. 
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Artinya: 

Dari ´Abd Alla>h bin ´Umar rad}iyalla>hu ´anhuma> berkata: Sesungguhnya 
orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah saw. lalu mereka 
melaporkan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan mereka berbuat zina 
dengan seorang wanita. Maka Rasulullah saw. bertanya kepada mereka: 
apakah yang kalian jumpai di dalam kitab Taurat mengenai hukum rajam? 
Mereka menjawab, “Kami permalukan mereka, dan mereka dihukum 
dera.” ´Abd Alla>h bin Sala>m berkata, “Kalian dusta, sesungguhnya di 
dalam kitab Taurat terdapat hukum rajam.” Lalu mereka mendatangkan 
sebuah kitab Taurat dan membukanya, lalu seseorang di antara mereka 
meletakkan tangannya pada ayat rajam, dan ia hanya membaca hal yang 
sebelum dan yang sesudahnya. Maka ´Abd Alla>h bin Sala>m berkata, 
“Angkatlah tanganmu!”. Lalu lelaki itu mengangkat tangannya, dan 
ternyata yang tertutup itu adalah ayat rajam. Lalu mereka berkata, 
“Benar, hai Muhammad, di dalamnya terdapat ayat rajam.” Maka 
Rasulullah saw. memerintahkan agar keduanya dijatuhi hukuman rajam, 
lalu keduanya dirajam. ´Abd Alla>h bin ´Umar melanjutkan kisahnya, 
“Aku melihat lelaki pelaku zina itu membungkuk di atas tubuh wanitanya 
dengan maksud melindunginya dari lemparan batu rajam.”  

Mereka yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik adalah orang-

orang yang suka mendengarkan kebohongan dan gemar memakan harta haram, 

seperti harta dari hasil suap, pelegalan upah pelacur, upah mengawinkan 

binatang, hasil penjualan khamr, bangkai, tips atau bayaran dukun, dan 

penyewaan sesuatu untuk kemaksiatan,60 yang semuanya berasal dari sesuatu 

yang haram dan remeh dan tidak mengandung keberkahan serta menjadikan 

seseorang dicela dan dicemooh. 

2) QS al-Anfa>l/8: 2 

تهُُ زَادَتهُْمْ  َ ٓ مْ  لَيهَِْ لتَْ قُلوُبهُمُْ وَاذَا تلُِيَتْ  ِ ُ وَ نَ اذَا ذُكِرَ ا ِ ُونَ ا مْ انمَا المُْؤْمِ ِ لىََ رَبهِّ ً وَ ايماَ
) ٢يتَوََكلُونَ (  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila 
disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-

 
60Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj, 

diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid III, 
h. 529. 
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Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan 
mereka bertawakal.61 

Kata  َْلت ِ والْفَزَعُ   الخَْوْفُ  yaitu وَ  artinya takut, bahwa terjadinya rasa takut 

terhadap Allah ketika mengingat-Nya merupakan perihal yang hanya terjadi 

kepada orang beriman yang imannya sempurna dan ikhlas semata-mata karena 

Allah swt. Adapun kalimat  ُُته َ ٓ مْ  لَيهَِْ  adalah pembacaan ayat-ayat yang وَاذَا تلُِيَتْ 

diturunkan atau ungkapan tentang keindahan ciptaan-Nya dan kesempurnaan 

kekuasaan-Nya dengan mengingat penciptaannya yang indah dan keajaiban-

keajaiban yang menjadikan orang-orang beriman semakin bertambah 

keimanannya ketika mengingat Allah swt.62 

Makna   َيتَوََكلُون مْ  ِ رَبهِّ لىََ   adalah mereka tidak berharap kepada selain وَ

Tuhan mereka, tidak memiliki tujuan kecuali kepada-Nya, tidak berlindung 

kecuali kepada naungan-Nya, tidak meminta keperluan-keperluan mereka selain 

hanya kepada-Nya, dan tidak berhasrat kecuali hanya kepada-Nya. Mereka 

mengetahui dan meyakini bahwa apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi. Apa 

yang tidak dikehendaki-Nya pasti tidak akan terjadi sebab Dialah yang 

memegang kekuasaan terhadap kerajaan-Nya secara mutlak. Tidak ada sekutu 

bagi-Nya, serta tidak ada yang dapat melawan ketetapan-Nya karena Dia 

Mahacepat Perhitungan-Nya.63 

Hal ini sesuai dengan ungkapan Ibnu Abi> H{a>tim dalam kitab tafsirnya 

mengenai penjelasan dari ayat di atas. 

 
61Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 177. 
62Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Jilid II, h. 326. 
63Abu> al-Fida>´ Isma>´i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-

Qur´a>n al-´Az}i>m, Jilid IV, h. 12. 
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نِْ عَبا ةَ، عَنِ ا َ بيِ طَلْ ْنِ  ليَِِّ  ْنُ صَالِحٍ، عَنْ  دثنيَِ مُعَاوِيةَُ  َ بوُ صَالِحٍ،  بيِ، ثنا  دثنََا  سٍ،  َ
وُنَ  : " {انمَا الْمُؤْمِ ِ ِ لتَْ قُلوُبهُُ  فيِ قوَْ ِ ُ وَ نَ اذَا ذُكِرَ ا ِ ٔنفال: ا ] ، قاَلَ: المُْناَفِقُونَ لاَ  ٢مْ} [ا

، وَ  ِ تِ ا َ ٓ ءٍ مِنْ  شيَِْ ُونَ  دَاءِ فرََائِضِهِ، فلاََ يؤُْمِ ِ عِنْدَ  ءٌ مِنْ ذِكْرِ ا لُ قُلوُبهُُمْ شيَْ ُ لاَ يدَْ
اَبوُا، وَلاَ يؤَُدونَ  ، وَلاَ يصَُلونَ اذَا  ِ لىََ ا سُْوا يتَوََكلُونَ  نهمُْ لَ  ُ برََ ا ْ مْوَالِهمِْ، فَ  زَكاَةَ 

لتَْ قُلوُبهُُ  ِ ُ وَ نَ اذَا ذُكِرَ ا ِ ُونَ ا ينَِ فقَاَلَ: {انمَا المُْؤْمِ ينَِ، ثمُ وَصَفَ الْمُؤْمِ ٔنفال: بِمُؤْمِ مْ} [ا
دوا فرََائضَِهُ " 64  ٢] ، فَ

Artinya: 

Dari Ibnu ´Abba>s tentang ayat  ْقلُوُبهُُم لتَْ  ِ وَ  ُ ا ذُكِرَ  اذَا  نَ  ِ ا وُنَ  المُْؤْمِ  ,انمَا 
ia berkata: Orang-orang munafik itu, tidak sedikit pun ingat kepada Allah 
dalam hatinya saat melaksanakan kewajibannya, tidak sedikit pun 
beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka tidak bertawakal kepada 
Allah, jika tidak dilihat orang banyak maka mereka tidak melaksanakan 
salat, mereka juga tidak menunaikan zakat harta mereka. Oleh karena itu, 
Allah memberitahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka 
bukan orang-orang yang beriman. Allah kemudian menyebutkan sifat dan 
ciri-ciri orang yang beriman yaitu orang-orang yang beriman adalah 
mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. 
Kemudian mereka pun melaksanakan kewajibannya kepada Allah swt. 

Terdapat tiga masalah pokok dalam ayat di atas, yaitu: pertama, ayat ini 

merupakan dorongan kepada kaum Muslimin untuk menaati perintah Rasulullah 

saw. yang berkaitan dengan pembagian harta rampasan perang, kedua, dalam 

ayat ini Allah swt. menggambarkan bahwa hati orang-orang yang beriman 

merasa takut dan bergetar ketika disebut nama Allah swt. Hal itu disebabkan 

karena kuatnya iman yang ada dalam hati mereka dan besarnya perhatian mereka 

terhadap Tuhan sehingga mereka seakan-akan berada di hadapan Allah swt., 

ketiga, bahwa keimanan seseorang pada hari ini merupakan tambahan dari 

keimanannya di hari kemarin.65 Orang yang meyakini atau membenarkan suatu 

 
64Abu> Muh}ammad ´Abd al-Rah}ma>n bin Muh}ammad bin Idri>s bin al-Munz|ir al-Taimi> al-

H{anz}ali> al-Ra>zi> ibn Abi> H{a>tim, Tafsi>r al-Qur´a>n al-´Az}i>m li ibn Abi> H{a>tim, Jilid V, h. 1655. 
65Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi´ li Ah}ka>m al-Qur´a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid VII, h. 365-367. 
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hal untuk kedua dan ketiga kalinya, maka hal itu merupakan tambahan bagi 

keyakinan sebelumnya. 

3) QS al-H{ajj/22: 35 

لتَْ قُلوُبهُُمْ  ِ ُ وَ نَ اذَا ذُكِرَ ا ِ اَهمُْ ا صَابهَمُْ وَالمُْقِيميِ الصلاَةِ وَمِما رَزَقْ لىََ مَا  ِرِنَ  وَالصا
) ٣٥ينُْفِقُونَ (  

Terjemahnya: 

(Yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka 
bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang 
yang melaksanakan salat dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki 
yang Kami karuniakan kepada mereka.66 

Ayat sebelumnya memerintahkan agar berserah diri kepada Allah,  

penyerahan diri yang tulus dan rendah, sebagaimana disebut pada akhir  ayat lalu 

dengan menamai mereka yang melaksanakannya sebagai  ِْالمُْخْبِتين yakni yang 

tulus lagi rendah hati. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila disebut 

nama Allah, gemetarlah hati mereka karena mereka menyadari kekuasaan, 

keindahan dan keagungan-Nya, dan mereka juga adalah para penyabar 

terhadap apa yang menimpa mereka yakni yang sangat tangguh dalam 

kesabarannya menghadapi aneka kesulitan atau gangguan dan para pelaksana 

yakni yang telah terbiasa sehingga membudaya dalam diri mereka 

pelaksanaan shalat dengan baik dan bersinambung dan yang sebagian dari apa 

yang telah Kami rezekikan kepada mereka, mereka senantiasa 

menafkahkannya.67 

Ayat di atas menjelaskan mengenai sifat  ِْالمُْخْبِتين yaitu orang-orang yang 

tunduk patuh kepada-Nya, maka Allah swt. berfirman kepada Nabi Muhammad 

 
66Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 336. 
67M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

IX, h. 56. 
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saw., “Berilah kabar gembira, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang 

tunduk kepada Allah, yang hatinya khusyuk saat berzikir kepada Allah, tunduk 

karena takut kepada-Nya, serta takut dengan hukuman dan murka-Nya.”68 

Pengungkapan ayat ini sepadan dengan firman Allah swt. dalam QS al-

Anfa>l/8: 2 sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada pembahasan 

sebelumnya tentang kondisi orang-orang yang mengenal Allah swt. sehingga 

apabila disebut nama Allah menjadi bergetar hatinya dan bertambah 

keimanannya jika dibacakan ayat-ayat-Nya. 

4) QS al-H}ajj/22: 32 

ِ فاَنهَا مِنْ تقَْوَى القُْلوُبِ ( ِرَ ا مْ شَعَا َ وَمَنْ يعَُظِّ ِ ) ٣٢ذَ  
Terjemahnya: 

Demikianlah (perintah Allah). Dan Barangsiapa mengagungkan syiar-
syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.69 

Kata  َ ِ  berada pada posisi rafa´ sebagai khabar dari mubtada´ yang ذَ

dibuang, yaitu  ا َ ِ ذَ مْرُ    berarti perkaranya demikian, atau sebagai mubtada´ 

sedangkan khabar-nya dibuang, atau berada pada posisi nas}ab karena fi´il mah}z}u>f 

yakni kata kerja yang dibuang, yaitu  َ ِ ذَ  artinya lakukanlah itu. Adapun اِفْعَلوُا 

yang ditunjuk oleh kata  َ ِ  adalah amalan-amalan haji sehingga redaksi yang ذَ

demikian ini dan yang serupa dengannya berfungsi untuk memisahkan dua sisi 

dari dua redaksi yang berbeda.70 

Firman Allah swt.   تقَْوَى مِنْ  القُْلوُبِ فاَنهَا   yakni maka sesungguhnya hal itu 

timbul dari ketakwaan hati, sehingga lafal  ِالقُْلُوب boleh dibaca rafa´ karena 

 
68Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas|i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja´far al-T{abari>, 

Ja>mi´ al-Baya>n fi> Ta´wi>l al-Qur´a>n, Jilid XVIII, h. 629. 
69Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 336. 
70Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Jilid III, h. 534. 
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berfungsi sebagai fa´il mas}dar, yang tak lain adalah lafal تقَْوَى. Allah 

menisbatkan  ِالقُْلوُب kepada lafal تقَْوَى sebab hakikat takwa yang sebenarnya 

terletak di dalam hati.71 Oleh karena itu, Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah 

hadis sebagai berikut. 

بيِ سَعِيدٍ،  سٍْ، عَنْ  نَْ قَ دثنََا دَاوُدُ يعَْنيِ ا َ ْنِ قَعْنبٍَ،  نُْ مَسْلمََةَ  دثنََا عَبْدُ اللهِ  اَمِرِ  َ مَوْلىَ 
لَيَْهِ وَسَلمَ: «لاَ تحََاسَدُوا، وَلاَ   بيِ هُرَرَْةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ  ْنِ كُرَزٍْ، عَنْ 

لىََ بيَْعِ بعَْضٍ، وَكُونوُا عِبَادَ اللهِ  رَُوا، وَلاَ يبَِعْ بعَْضُكمُْ  ً تنََاجَشُوا، وَلاَ تبََاغضَُوا، وَلاَ تدََا  اخْوَا
شُِيرُ الىَ صَدْرِهِ  قِرُهُ التقْوَى هَاهُنَا» وَ ، وَلاَ يحَْ ُ ُ ذُ ، لاَ يظَْلِمُهُ وَلاَ يخَْ خُو المُْسْلمِِ  ثلاََثَ  المُْسْلمُِ 

لىََ المُْسْلمِِ  ، كلُ المُْسْلمِِ  اهُ المُْسْلمَِ َ قِرَ  نْ يحَْ  حَرَامٌ، دَمُهُ، مَراتٍ «بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشرِّ 
، وَعِرْضُهُ»72 ُ ُ  وَمَا

Artinya: 

Dari Abi> H{urairah berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kalian 
saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan 
hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada 
orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang 
Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya, (dia) tidak 
menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak 
menghinanya. Takwa itu di sini (seraya menunjuk dadanya sebanyak tiga 
kali). Cukuplah seorang Muslim dikatakan buruk jika dia menghina 
saudaranya yang Muslim. Setiap Muslim atas Muslim yang lain, haram 
darahnya, hartanya dan kehormatannya.” 

Firman-Nya  ِالْقُلوُب تقَْوَى  مِنْ  فاَنهَا   ِ ا رَِ  شَعَا مْ  يعَُظِّ  saling berkaitan dan وَمَنْ 

melengkapi pada ayat sebelumnya QS al-H{ajj/22: 30 yakni  ِ ا مْ حُرُمَاتِ  يعَُظِّ وَمَنْ 
  ُ َ يرٌْ  َ  yang menjelaskan tentang kehormatan dan kebaikannya, dan adapun فهَوَُ 

ayat ini memaparkan tentang sifatnya sebagai tanda, dan sebab yang melahirkan 

pengagungan itu. Dengan demikian terdapat informasi pada ayat QS al-H{ajj/22: 

30 yang tidak disebut di sini, demikian juga sebaliknya, sehingga keduanya 

 
71Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi´ li Ah}ka>m al-Qur´a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid XII, h. 56. 
72Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas}ar bi Naql al-´Adl ´an al-´adl ila> Rasu>l Alla>h S{alla> Alla>h ´Alaihi wa Sallam, Jilid IV, h. 
1986. 
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saling melengkapi.73 Jika kata  َِر  pada ayat QS al-H{ajj/22: 32 dipahami شَعَا

terbatas dalam arti unta, maka ayat ini menyebutkan sesuatu yang bersifat 

khusus, sedangkan ayat sebelumnya menyebut banyak hal dan sifatnya umum. 

5) QS al-Mu´minu>n/23: 60 

مْ رَاجِعُونَ (  ِ نهُمْ الىَ رَبهِّ  ٌ َ ِ تٓوَْا وَقُلوُبهُمُْ وَ نَ يؤُْتوُنَ مَا  ِ )٦٠وَا  
Terjemahnya: 

Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan (sedekah) dengan 
hati penuh rasa takut (karena mereka tahu) bahwa sesungguhnya mereka 
akan kembali kepada Tuhannya.74 

Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka dianugerahkan karunia tersebut 

dari Allah swt. sementara hati mereka dalam keadaan tergetar, sangat takut 

bahwasanya Allah tidak akan menerima amal perbuatan mereka, karena mereka 

khawatir telah kurang memenuhi persyaratan yang seharusnya dipenuhi, sehingga 

hal demikian ini adalah sebagai bentuk keresahan dan sikap yang berhati-hati.75 

Pemahaman terhadap ayat di atas pernah ditanyakan oleh ´A>isyah kepada 

Rasulullah saw. sebagaimana yang tercantum dalam hadis sebagai berikut. 

نُْ   ُ ِ دثنََا مَا َ َانُ قاَلَ:  دثنَاَ سُفْ َ رَ قَالَ:  بيِ عمَُ نُْ  دثنََا ا ْنِ سَعِيدِ َ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرحمَْنِ 
 ِ لتُْ رَسُولَ ا لَيَْهِ وَسَلمَ قَالتَْ: سَ  ُ شَِةَ، زَوْجَ النبيِِّ صَلى ا اَ ن   ،  صَلى  ْنِ وَهْبٍ الهمَْدَانيِِّ

نَ يؤُْتوُنَ  ِ يٓةَِ: {وَا لَيَْهِ وَسَلمَ عَنْ هَذِهِ ا  ُ ون: ا ٌ} [المؤم َ ِ تٓوَْا وَقُلوُبهُمُْ وَ ] قاَلتَْ  ٦٠مَا 
يقِ، وَلكَِنهُمُ [ص: دِّ تَْ الصِّ َ بِ سرَِْقُونَ؟ قاَلَ: " لاَ  بوُنَ الخمَْرَ وَ شرََْ نَ  ِ همُُ ا شَِةُ:  ]  ٣٢٨اَ

نْ  نَ يصَُومُونَ وَيصَُلونَ وَيتََصَدقُونَ، وَهمُْ يخََافُونَ  ِ سَُارعُِونَ فيِ ا ولئَِكَ  َلَ مِنهْمُْ { لاَ تقُْ

 
73M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

IX, h. 51. 
74Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 346. 
75Abu> al-Fida>´ Isma>´i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-

Qur´a>n al-´Az}i>m, Jilid V, h. 480. 
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ون:  اتِ وَهمُْ لهََا سَابِقُونَ} [المؤم يرَْ َ ْنِ سَعِيدٍ، ٦١الْ دِيثُ عَنْ عَبْدِ الرحمَْنِ  َ ] ". وَرُوِيَ هَذَا الْ
وَ هَذَا76 لَيَْهِ وَسَ لمَ نحَْ  ُ بيِ هُرَْرَةَ، عَنِ النبيِِّ صَلى ا ازِمٍ، عَنْ  َ بيِ   عَنْ 

Artinya: 

Bahwasanya ´A>isyah istri Rasulullah saw. berkata: Saya pernah bertanya 
kepada Rasulullah saw. mengenai ayat dalam QS al-Mu´minu>n/23: 60 
 ٌَ ِ وَ وَقُلوُبهُُمْ  تٓوَْا  مَا  يؤُْتوُنَ  نَ  ِ  kemudian ´A<isyah berkata: apakah yang ,وَا
dimaksud dengan ayat ini ialah orang berzina, dan meminum khamr atau 
mencuri, dan karena itu ia takut kepada Tuhan dan siksa-Nya? Maka 
Rasulullah saw. menjawab: Bukan demikian maksudnya, wahai puteri 
Abu> Bakr al-S{iddi>q, akan tetapi yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah 
orang-orang yang mengerjakan salat, berpuasa, dan menafkahkan 
hartanya, namun dia merasa takut jikalau amalnya itu termasuk amal 
yang tidak diterima sebagaimana dalam QS al-Mu´minu>n/23: 61  َولئَِك  
سَابِقُونَ  لهََا  وَهمُْ  اتِ  يرَْ َ الْ فيِ  سَُارعُِونَ   yaitu mereka yang bersegera dalam 
kebaikan kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu 
memperolehnya. 

Kalimat  ٌَ ِ وَ  yaitu dengan hati yang takut berada pada posisi وَقلُوُبهُُمْ 

nas}ab sebagai h}a>l atau keterangan kondisi, sehingga dipahami bahwa kondisi hati 

mereka sangatlah takut jika pemberian itu tidak diterima karena mereka akan 

dikembalikan kepada Tuhan-Nya sementara perbuatan mereka tidak sesuai 

sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt.77 

Adapun orang-orang yang mencampuradukkan antara yang hak dan yang 

batil, sebaiknya senantiasa merasa khawatir akan terkena ancaman Allah swt. 

Ketakutan orang-orang yang mengenal Allah adalah ketakutan orang yang taat, 

di mana ia lebih merasa takut akan ketaatannya daripada merasa takut akan 

penyimpangannya78 sebab penyimpangan dapat terhapus dengan tobat sedangkan 

ketaatan memerlukan perbaikan pada hal-hal yang diwajibkan. 

 
76Muh}ammad bin ´I<sa> bin Su>rah bin Mu>sa> bin al-D{ah}h}a>k al-Tirmiz|i>, Sunan al-Tirmiz|i>, 

Jilid V (Cet. II; Mis}r: Syirkah Maktabah wa Mat}ba´ah Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{alabi>, 1975 M/1395 
H), h. 327. 

77Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-
Qadi>r, Jilid III, h. 578. 

78Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 
Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi´ li Ah}ka>m al-Qur´a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid XII, h. 133. 
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6) QS al-Syu´ara>́ /26: 88-89 

َ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٨يوَْمَ لاَ ينَْفَعُ مَالٌ وَلاَ بنَُونَ ( تىَ ا ) ٨٩) الا مَنْ   
Terjemahnya: 

88. (Yaitu) pada hari (ketika) harta dan anak-anak tidak berguna, 89. 
Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.79 

Ayat di atas hanya menyebut harta dan anak-anak lelaki, sejalan dengan 

kebiasaan dan pandangan masyarakat Jahiliah, sebab dengan harta mereka 

menebus kesalahan atau membeli pembelaan, dan hanya kepada anak laki-laki 

yang mereka andalkan pertolongannya. Anak perempuan menurut ungkapan 

masyarakat Jahiliah bahwa Pembelaannya hanyalah tangis dan pengabdiannya 

adalah mencuri yakni mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya untuk 

diberikan kepada orang tuanya. Oleh karena itu, jikalau harta dan anak-anak 

lelaki saja sudah tidak dapat diandalkan, maka apalagi selain keduanya. Ayat di 

atas menginformasikan bahwa semua sebab dan faktor yang biasa diandalkan 

dalam kehidupan dunia ini, tidak akan berdampak positif di hari Kemudian.80 

Keahlian, ilmu pengetahuan, kecantikan, kedudukan sosial, dan apapun semua 

tidak bermanfaat karena semua manusia datang sendiri-sendiri menanggalkan 

segala atributnya kecuali dirinya sendiri. 

Pengecualian dengan kalimat  ٍسَلِيم بِقَلْبٍ   َ ا تىَ  مَنْ   artinya kecuali الا 

orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih atau selamat adalah 

pengecualian terputus, yakni akan tetapi orang-orang yang menghadap Allah 

dengan hati yang bersih. Mayoritas Mufassir menyebutkan bahwa maknanya 

adalah bersih dari syirik, sebab tidak ada seorang pun yang bersih dari dosa,81 
 

79Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 371. 

80M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid X, 
h. 81. 

81Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-
Qadi>r, Jilid IV, h. 123. 



87 
 

 

sehingga dapat diartikan juga terbebasnya jiwa dari kebodohan dan terbebasnya 

akhlak dari kehinaan.82 

Di antara efek yang sangat menakutkan bagi setiap insan yang beriman 

yaitu dosa yang dapat menyebabkan hati menjadi keras dan tertutup, sehingga 

tidak dapat lagi membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga sangat 

penting untuk bersegera bertaubat ketika melakukan kesalahan, baik dosa yang 

bersifat umum terlebih lagi dosa berbuat syirik. Sebagaimana perihal mengenai 

dosa ini telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadis sebagai 

berikut. 

بيِ صَالِحٍ، عَ  ْنِ حَكِيمٍ، عَنْ  لاَنَ، عَنِ الْقعَْقَاعِ  نُْ عجَْ َ مُحَمدُ  برََ ْ سىَ،  ِ نُْ  دثنََا صَفْوَانُ  نْ َ
ةٌَ بيِ هُرَرَْةَ، قاَلَ: قَ  كُْ ذْنبََ كاَنتَْ  لَيَْهِ وَسَلمَ: " ان الْمُؤْمِنَ اذَا  ِ صَلى اللهُ  الَ رَسُولُ ا

تَغْفَرَ، صُقِلَ قلَْبُهُ، وَانْ زَادَ زَادَتْ، حَتى يعَْلوَُ قلَْبَهُ  زََعَ وَاسْ بَ وَ َ ذَاكَ  سَوْدَاءُ فيِ قَلبِْهِ، فاَنْ 
ي ذَ  ِ ُ [ص:الرانُ ا مْ مَا كاَنوُا ٣٣٤كَرَ ا لىََ قُلوُبهِِ َ بلَْ رَانَ  ل فيِ القُْرْنِٓ: { َ ] عَز وَ

بُونَ} [المطففين: ١٤] " 83 كَْسِ  
Artinya: 

Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya seorang hamba jika berbuat 
dosa, maka akan dibubuhkan satu titik hitam di (permukaan) hatinya. 
Kalau dia (segera) bertobat, meninggalkan (dosa tersebut) dan memohon 
ampun (kepada Allah), maka hatinya akan bening (kembali), (tetapi) jika 
dosanya bertambah maka akan bertambah pula titik hitam tersebut. Itulah 
makna al-Ra>n yakni penutup hati yang Allah sebutkan dalam QS al-
Mut}affifi>n/83: 14. 

Kata  ٌسَلِيم yang menyifati  ٌقلَْب pada awalnya berarti selamat, yakni 

terhindar dari kekurangan dan bencana, baik lahir maupun batin, sedang kata  ٌقلَْب 
dapat dipahami dalam arti wadah, atau alat meraih pengetahuan. Qalbu yang 

bersifat sali>m adalah yang terpelihara kesucian fitrahnya, yakni yang pemiliknya 

 
82Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin ´Umar bin al-H{asan bin al-H{usain al-Taimi> Fakhr al-

Di>n al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Gayb: Al-Tafsi>r al-Kabi>r, Juz XXIV, h. 517. 
83Abu> ´Abd Alla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Jilid XIII, h. 333. 
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mempertahankan keyakinan Tauhid, serta selalu cenderung kepada kebenaran 

dan kebajikan.84 Qalbu yang sali>m adalah hati yang tidak sakit, sehingga 

pemiliknya senantiasa merasa tenang, terhindar dari keraguan dan kebimbangan, 

tidak juga dipenuhi sikap angkuh, benci, dendam, fanatisme buta, loba, kikir dan 

sifat-sifat buruk yang lain. 

7) QS al-Ah}za>b/33: 53 

ظِرِنَ ا  َ يرََْ  نْ يؤُْذَنَ لكمَُْ الىَ طَعَامٍ  لوُا بيُُوتَ النبيِِّ الا  ُ وُا لاَ تدَْ مَٓ نَ  ِ يهَا ا هُ وَلكَِنْ اذَا َ َ
دِيثٍ ان ذَلِكمُْ دُعِيتمُْ  َ ِسِينَ لِ تَ وا وَلاَ مُسْ شرَُِ لوُا فاَذَا طَعِمْتمُْ فاَنْ ُ تَحْييِ  فاَدْ سَْ  كاَنَ يؤُْذِي النبيِ فَ

ابٍ ذَلِكمُْ  َ لوُهُن مِنْ وَرَاءِ حِ اً فاَسْ َا لتُْمُوهُن مَ تَحْييِ مِنَ الحَْقِّ وَاذَا سَ سَْ ُ لاَ  كمُْْ وَا طْهرَُ  مِ  
 ِ نْ تؤُْذُوا رَسُولَ ا ِكمُْ وَقُلوُبهِِن وَمَا كاَنَ لكمَُْ  بدًَا ان ذَلِكمُْ  لِقُلوُ هُ مِنْ بعَْدِهِ  َ زْوَا نْ تنَْكِحُوا   وَلاَ 

ِ عَظِيماً ( ) ٥٣كاَنَ عِنْدَ ا  
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-
rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu 
waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah 
dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang 
percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi 
sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan 
Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta 
sesuatu (keperluan), kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari 
belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati 
mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak 
boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah (Nabi wafat). 
Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.85 

Setelah ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang istri nabi Muhammad 

saw. yang boleh dan tidak boleh dikawini, serta pengaturannya yang berkaitan 

dengan pribadi beliau, kini ayat-ayat di atas menetapkan peraturan yang 

berkaitan dengan kaum muslimin dalam hubungan mereka dengan rumah tangga 

nabi Muhammad saw. 
 

84M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid X, 
h. 82. 

85Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 425. 
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Ayat ini mengandung dua tuntunan pokok, pertama, menyangkut etika 

mengunjungi rumah nabi dan kedua, menyangkut hijab. Bagian pertama ayat ini 

menurut sahabat nabi saw., Anas bin Ma>lik ra. turun berkaitan dengan 

perkawinan nabi Muhammad saw. dengan Zainab binti Jah}sy, sebagaimana yang 

telah dijelaskan dalam hadis berikut. 

بيِ يقَُولُ  عْتُ  ْنُ سُليَْمَانَ، قاَلَ: سمَِ دثنََا مُعْتَمِرُ  َ ِ الرقاَشيِ،  ْنُ عَبْدِ ا دثنََا مُحَمدُ  بوُ َ دثنََا  َ  :
 ْ سَِ  لزٍَ، عَنْ  ْ لَيَْهِ وَسَلمَ مِ ِ صَلى اللهُ  زََوجَ رَسُولُ ا ُ عَنْهُ، قاَلَ: " لمَا  ٍ رَضيَِ ا ِ نِ مَا

َا ِلقِْ تهََيَ  نهُ  َ دثوُنَ، وَاذَا هُوَ  َ لسَُوا يتََ َ اَ القوَْمَ فطََعِمُوا ثمُ  تَْ جَحْشٍ، دَ بََ بِ مِ، فلمََْ يقَُومُوا زَيْ
لَيَْ فَ  اءَ النبيِ صَلى اللهُ  َ َ قاَمَ، فلَمَا قاَمَ قاَمَ مَنْ قاَمَ، وَقعََدَ ثلاََثةَُ نفََرٍ، فَ ِ هِ وَسَلمَ لمَا رَى ذَ

تُ النبيِ صَلى اللهُ  برَْ ْ لوُسٌ، ثمُ انهمُْ قاَمُوا، فاَنطَْلقَْتُ فجَِئْتُ فَ ُ لَ فاَذَا القوَْمُ  ُ لَيَْهِ وَسَلمَ لِيَدْ  
هَُ [ص: ْ َ ْنيِ وَب َ ابَ ب َ لقَْى الحِ لُ، فَ ُ دْ لَ فذََهَبْتُ  َ اءَ حَتى دَ َ ]، ١١٩نهمُْ قَدِ انطَْلقَُوا، فَ
يٓةََ " 86 ٔحزاب: ٥٣] ا } [ا لوُا بيُُوتَ النبيِِّ ُ وُا لاَ تدَْ مَٓ نَ  ِ يهَا ا  َ } : ُ ْزَلَ ا  فَ

Artinya: 

Tatkala Rasulullah saw. menikahi Zainab binti Jah}sy, beliau mengundang 
orang-orang dan menjamu mereka. Mereka pun menikmati hidangan 
tersebut, kemudian duduk dan berbincang-bincang. Lalu, beliau 
mengubah posisi seakan-akan ingin berdiri. Namun, orang-orang tidak 
juga berdiri. Ketika beliau berdiri, orang-orang pun ikut berdiri. Setelah 
itu, tiga orang duduk lagi. Nabi saw. datang dan hendak masuk ke kamar 
Zainab. Namun, orang-orang masih tetap duduk-duduk. Setelah itu 
mereka berdiri dan beranjak pergi. Aku pun mengabarkan kepada Nabi 
saw. bahwa mereka telah beranjak pergi. Kemudian, beliau masuk dan aku 
mengikuti beliau. Lantas, beliau menurunkan kain tirainya antara aku dan 
beliau. Maka Allah menurunkan ayat dalam QS al-Ahza>b/33: 53: Wahai 
orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi 
kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak 
(makanannya), tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah dan apabila 
kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. 

Allah swt. melarang orang-orang yang beriman masuk ke rumah-rumah 

Nabi tanpa izin sebagaimana yang dilakukan pada masa jahiliyah sampai masa 

 
86Muh}ammad bin Isma>́ i>l Abu> ´Abd Alla>h al-Bukha>ri> al-Ju´fi>, Al-Ja>mi´ al-Musnad al-

S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ´Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa 
Ayya>mihi: S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Jilid VI, h. 118. 
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permulaan Islam. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk izin sesaat 

sebelum masuk rumah Nabi sebagai bentuk penghormatan terhadap 

beliau dan keluarganya.87 

Bagian kedua pokok kandungan ayat di atas mengenai hijab, dari Anas 

bin Ma>lik ra. meriwayatkan bahwa ´Umar bin al-Khat}t}a>b mengusulkan kepada 

Nabi saw. agar memerintahkan Ummaha>t al-Mu´mini>n yakni istri-istri Nabi 

memasang hijab, sebagaimana dalam hadis berikut. 

َ فيِ   سٍَ، قاَلَ: قاَلَ عمَُرُ: " وَافقَْتُ ا يْدٍ، عَنْ  ْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حمَُ يىَ  دثنَاَ مُسَددٌ، عَنْ يحَْ َ
وْ وَافقََنيِ  َ  ثلاََثٍ،  رَْاهِيمَ مُصَلى، وَقُلْتُ:  ِ لوَِ اتخَذْتَ مَقاَمَ ا َ رَسُولَ ا رَبيِّ فيِ ثلاََثٍ، قلُْتُ: 

 ُ ْزَلَ ا ابِ، فَ َ لحِ ِ ِينَ  مهَاتِ المؤُْمِ مَرْتَ  لَيَْكَ البرَ وَالفَاجِرُ، فلَوَْ  لُ  ُ ، يدَْ ِ يٓةََ رَسُولَ ا  
ابِ، قَ  َ لَيهَِْن، قلُْتُ:  الحِ لتُْ  َ ِسَائهِِ، فدََ لَيَْهِ وَسَلمَ بعَْضَ  الَ: وَبلَغَنيَِ مُعَاتبََةُ النبيِِّ صَلى اللهُ 

تُْ  تَ كُْن، حَتى  يرًْا مِ َ لَيَْهِ وَسَلمَ  ُ صَلى اللهُ  َ ُ رَسُو لنَ ا وْ ليَُبَدِّ ْتهَيَْتنُ  دَى انِ ا ْ سَِائهِِ، ا
نتَْ  ِسَاءَهُ، حَتى تعَِظَهُن  لَيَْهِ وَسَلمَ مَا يعَِظُ  ِ صَلى اللهُ  مَا فيِ رَسُولِ ا َ عمَُرُ،  ؟  قَالتَْ: 

 َ يٓ كُْن مُسْلِمَاتٍ) ا ا مِ يرًْ َ ا  ً زْوَا  ُ َ نْ يبَُدِّ : (عَسىَ رَبهُ انْ طَلقكَُن  ُ ْزَلَ ا بيِ  فَ ْنُ  ةَ " وَقاَلَ ا
سًَا، عَنْ عمَُرَ 88 عْتُ  يْدٌ، سمَِ دثنيَِ حمَُ َ يوبَ،  نُْ  يىَ  َ يحَْ برََ ْ  ،  مَرْيمََ

Artinya: 

Dari ´Umar bin al-Khat}t}a>b ra. berkata, Aku memiliki pemikiran yang jika 
aku ingin, hal itu dikabulkan oleh Rabbku dalam tiga persoalan. Maka, 
aku sampaikan kepada Rasulullah saw.: Wahai Rasulullah, bagaimana 
seandainya Makam Ibrahim dijadikan sebagai tempat shalat? Lalu, 
turunlah ayat dalam QS al-Baqarah/2: 125, “Dan jadikanlah maqam 
Ibrahim itu tempat shalat. Aku lalu berkata, Wahai Rasulullah, 
seandainya Tuan perintahkan istri-istri Tuan untuk berhijab karena yang 
berkomunikasi dengan mereka ada orang yang saleh dan juga yang fajir 
atau suka bermaksiat. Maka, turunlah ayat tentang hijab dalam QS al-
Ahza>b/33: 53. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan), kepada mereka 
(istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Saat istri-istri beliau 

 
87Abu> al-Fida>´ Isma>´i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-

Qur´a>n al-´Az}i>m, Jilid VI, h. 454. 
88Muh}ammad bin Isma>´i>l Abu> ´Abd Alla>h al-Bukha>ri> al-Ju´fi>, Al-Ja>mi´ al-Musnad al-

S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ´Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa 
Ayya>mihi: S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Jilid VI, h. 20. 
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cemburu kepada beliau sehingga banyak yang membangkang, aku katakan 
kepada mereka, semoga apabila beliau menceraikan kalian, Rabbnya akan 
menggantinya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. 
Kemudian Allah swt. menurunkan ayat dalam QS al-Tah}ri>m/66: 5, Jika 
dia (Nabi) menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti 
kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. 

 ِ ا تؤُْذُوا رَسُولَ  نْ  لكمَُْ  كاَنَ   yakni dan tidak boleh kamu menyakiti hati وَمَا 

Rasulullah saw. bahwa tidaklah benar dan tidaklah lurus kalian menyakiti beliau 

dengan sesuatu apa pun, termasuk di antaranya memasuki rumahnya tanpa 

seizinnya, berlama-lama duduk di rumahnya tanpa dikehendaki, dan berbicara 

dengan istri-istrinya tanpa hijab.89 

8) QS al-S{a>ffa>t/37: 84 

اءَ رَبهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ( َ ) ٨٤اذْ   
Terjemahnya: 

 (Ingatlah) ketika dia datang kepada Tuhan-nya dengan hati yang suci.90 

Kata  ٍسَلِيم yang menyifati  ٌقلَْب pada mulanya berarti selamat yakni 

terhindar dari kekurangan dan bencana, baik lahir maupun batin. Sedang kata 

 dapat dipahami dalam arti wadah atau alat meraih pengetahuan. Kalbu yang قلَبٌْ 

bersifat sali>m adalah yang terpelihara kesucian fitrahnya, yakni yang pemiliknya 

mempertahankan keyakinan tauhid, serta selalu cenderung kepada kebenaran dan 

kebajikan. Kalbu yang sali>m adalah kalbu yang tidak sakit, sehingga pemiliknya 

senantiasa merasa tenang, terhindar dari keraguan dan kebimbangan, tidak juga 

dipenuhi sikap angkuh, benci, dendam, fanatisme buta, loba, kikir dan sifat-sifat 

 
89Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Jilid IV, h. 343. 
90Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 449. 
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buruk yang lain.91 Rasulullah saw. menjadikan hati sebagai dasar bagi amal-amal 

manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis beliau sebagai berikut. 

بوُ نعَُيمٍْ،  دثنََا  عْتُ رَسُولَ َ شَِيرٍ، يقَُولُ: سمَِ نَْ  عْتُ النعْمَانَ  اَمِرٍ، قاَلَ: سمَِ ءُ، عَنْ  دثنَاَ زَكَرِ َ
ْنهَُمَا مُشَبهاَتٌ لاَ يعَْ  َ ، وَب ٌ ، وَالحرََامُ بينَِّ ٌ لَيَْهِ وَسَلمَ يقَُولُ: " الحلاََلُ بينَِّ ِ صَلى اللهُ  لمَُهاَ كَثيرٌِ مِنَ  ا

رَْعَى حَوْ ا ينهِِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقعََ فيِ الشبهُاَتِ: كَرَاعٍ  ِ ِ تَبرَْ  بهاَتِ اسْ لَ لناسِ، فمََنِ اتقَى المشَُ
ارِمُهُ،   َ رْضِهِ مَ ِ فيِ  لاَ ان حمَِى ا ٍ حمًِى،  ِ ِكلُِّ مَ لاَ وَان  نْ يوَُاقِعَهُ،  وَان   لاَ الحِمَى، يوُشِكُ 

لاَ وَهيَِ  فيِ الجسََدِ مُضْغةًَ: اذَا صَلحََتْ صَلحََ الجسََدُ كلُهُ، وَاذَا فسََدَتْ فسََدَ الجسََدُ كلُهُ، 
 القَلْبُ " 92

Artinya: 

Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di 
antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar yang tidak 
diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri 
dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan 
kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, 
maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala 
yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir 
menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan 
tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang 
diharamkan-Nya. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika 
ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh 
jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati atau 
jantung. 

9) QS al-H{ujura>t/49: 3 

ِ لِتقْوَى لهَمُْ مَغْفِ ان ا ُ قُلوُبهَُمْ  حََنَ ا نَ امْ ِ ولئَِكَ ا  ِ صْوَاتهَُمْ عِنْدَ رَسُولِ ا رَةٌ  نَ يغَُضونَ 
جْرٌ عَظِيمٌ ( ) ٣وَ  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi 
Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah 

 
91M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

XII, h. 53. 
92Muh}ammad bin Isma>´i>l Abu> ´Abd Alla>h al-Bukha>ri> al-Ju´fi>, Al-Ja>mi´ al-Musnad al-

S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ´Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa 
Ayya>mihi: S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Jilid I, h. 20. 
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untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang 
besar.93 

Setelah memperingatkan risiko pelanggaran, selanjutnya Allah swt. 

memotivasi agar merendahkan suara dan memerintahkan orang-orang yang 

merendahkan suaranya ketika sedang berbicara kepada Rasulullah saw. dan 

berada di majelis beliau, mereka adalah orang-orang yang oleh Allah swt. 

dimurnikan hati mereka untuk bertakwa, dibersihkannya, serta dibuatnya layak 

dan menjadi tempat untuk takwa, sebagaimana logam emas yang dibersihkan 

dengan api, sehingga kotorannya terpisah. Begitu juga dengan orang-orang yang 

memiliki etika di sisi beliau, Allah swt. membersihkan hati mereka dari segala 

bentuk kotoran, mengampuni dosa-dosa mereka, dan mendapatkan pahala agung 

atas etika merendahkan suara dan berbagai amal ketaatan mereka.94 

Ayat di atas menunjuk sosok Nabi Muhammad saw. dengan kata Rasu>l, 

sedang sebelumnya dengan kata Nabi>, keduanya mengisyaratkan bahwa 

kedudukan beliau yang demikian terhormat sebagai perantara antara manusia 

dengan Allah dalam penyampaian informasi dan tuntunan-Nya, 

sehingga dengan demikian sangat wajar jika manusia menghormati dan 

mengagungkan beliau. Selain itu dapat juga ditarik kesimpulan tentang perlunya 

memberi penghormatan yang sesuai dengan para pewaris beliau yakni para ulama 

dan pengajar.95 

10) QS Qa>f/50: 33 

ِيبٍ ( مَنْ خَشيَِ  اءَ بِقَلْبٍ مُ َ لْغَيْبِ وَ ِ ) ٣٣الرحمَْنَ   
 

93Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 515. 

94Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj, 
diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 
XIII, h. 452. 

95M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 
XIII, h. 233. 
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Terjemahnya: 

(Yaitu) orang yang takut kepada Allah Yang Maha Pengasih, sekalipun 
tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertobat.96 

Kalimat   َالرحمَْن خَشيَِ  لْغَيْبِ مَنْ  ِ  maknanya adalah bahwa mereka orang-

orang yang takut kepada Allah ketika di dunia, sebelum mereka bertemu 

langsung dengan Allah swt. di akhirat. Namun, walaupun belum bertemu, mereka 

tetap taat kepada-Nya dan mengikuti segala perintah-Nya. Adapun kalimat   َاء َ وَ
ِيبٍ  مُ  bahwa orang yang takut kepada Allah swt. itu kemudian datang بِقَلبٍْ 

kepada-Nya dengan hati yang bersih dan niat bertobat dari segala dosanya, ia 

ingin berpaling dari hal-hal yang tidak disukainya kepada hal-hal yang diridai-

Nya.97 

Penggunaan kata  َالرحمَْن pada ayat di atas di samping untuk menyindir 

kaum musyrikin yang tidak mengakui al-Rah}ma>n, juga untuk mengisyaratkan 

makna rasa takut para muttaqi>n itu, yakni takut tapi dalam saat yang sama 

mengharapkan rahmat-Nya. Rasa takut itu lahir ketika mereka menyadari dosa-

dosanya. Karena itu ayat di atas menggunakan kata  َِخَشي yaitu takut yang lahir 

dari rasa haibah sebagai takut yang bercampur dengan rasa kagum.98 

11) QS al-H{adi>d/57: 16 

 ِ كَُونوُا كاَ زََلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ  ِ وَمَا  كْرِ ا ِ ِ شَعَ قُلوُبهُُمْ  نْ تخَْ وُا  مَٓ نَ  ِ نِ لِ َ َابَ  لمَْ ي وتوُا الكِْ نَ 
مُ  لَيهَِْ ْلُ فطََالَ  مَدُ فقَسََتْ قُلوُبهُُمْ وَكَثيرٌِ مِنهُْ  مِنْ قَ ْ ) ١٦مْ فاَسِقُونَ (ا  

Terjemahnya: 

Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara 
khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah 
diwahyukan (kepada mereka), dan janganlah (mereka) (berlaku) seperti 

 
96Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 519. 
97Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas|i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja´far al-T{abari>, 

Ja>mi´ al-Baya>n fi> Ta´wi>l al-Qur´a>n, Jilid XXII, h. 365-366. 
98M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

XIII, h. 311. 
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orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka 
melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan 
banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.99 

Setelah menerangkan keadaan orang-orang Mukmin dan keadaan orang 

orang munafik pada hari kiamat, selanjutnya dalam ayat ini Allah swt. 

mengiringinya dengan seruan kepada orang-orang Mukmin yang mulai kendur 

serta mengalami penurunan semangat dan tekad untuk kembali menyemarakkan 

hati dengan rasa takut dan menghidupkan kembali sensitifitas hati dengan 

mendengarkan nasihat-nasihat, petunjuk, bimbingan, dan tuntunan al-Qur´an.100 

Allah swt. melarang orang-orang Mukmin menyerupai orang-orang 

sebelum mereka yang diberi kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. 

Mereka menukar kitab Allah yang ada di tangan mereka ketika berlalu masa yang 

panjang kepada mereka, menjualnya dengan harga yang murah dan 

melemparkannya di belakang mereka, menunjukkan pendapat-pendapat yang 

bertentangan, ucapan-ucapan yang merusak, mengikuti orang-orang dalam 

menjalankan agama Allah serta menjadikan para pendeta mereka sebagai Tuhan 

selain Allah. Pada saat itu, hati mereka menjadi keras, tidak lagi bisa lembut 

dengan janji dan ancaman, tidak pula bisa menerima pelajaran.101 

12) QS al-Taga>bun/64: 11 

لَِيمٌ  ءٍ  ِكلُِّ شيَْ  ُ ِ يهَْدِ قلَبَْهُ وَا ِ ِ وَمَنْ يؤُْمِنْ  ذْنِ ا ِ صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ الا  ) ١١( مَا   
Terjemahnya: 

Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin 
Allah, dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan 

 
99Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 539. 
100Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj, 

diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 
XIV, h. 347. 

101Abu> al-Fida>´ Isma>´i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-
Qur´a>n al-´Az}i>m, Jilid VIII, h. 20. 
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memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu.102 

Kalimat  ِ ذْنِ ا ِ صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ الا   maknanya bahwa tidak ada seorang مَا 

pun yang tertimpa musibah melainkan atas izin Allah swt. yakni dengan qad}a>´ 

dan taqdi>r-Nya. Adapun kalimat  ُقلَبَْه يهَْدِ   ِ ِ يؤُْمِنْ   maksudnya adalah وَمَنْ 

barangsiapa mempercayai dan mengetahui bahwa dia tidak akan terkena suatu 

musibah pun kecuali yang telah ditakdirkan atas dirinya, niscaya Allah swt. akan 

menunjukkan kepada hatinya untuk senantiasa bersabar dan rela dengan 

ketetapan Allah swt. sebab Allah sangat mengetahui sehingga tidak ada sesuatu 

pun yang tersembunyi dari-Nya.103 

Barangsiapa yang tertimpa musibah, lalu dia mengetahui bahwa itu 

adalah karena qad}a> dan qadar Allah, dia bersabar dan ikhlas, berserah diri kepada 

ketetapan-Nya, maka Allah akan memberi hidayah dalam hatinya, menggantikan 

apa yang tidak didapatkan di dunia dengan hidayah di dalam hatinya dan 

keyakinan yang benar. Terkadang Allah swt. menggantikannya dengan apa yang 

telah diambil-Nya atau yang lebih baik dari itu,104 hal ini sesuai dengan sabda 

Rasulullah saw. dalam sebuah hadis. 

بِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرحمَْنِ  َ ْنُ المُْغِيرَةِ، عَنْ  دثنََا سُليَْمَانُ  َ  ، ْنُ مَهْدِيٍّ دثنَاَ عَبْدُ الرحمَْنِ  بيِ  َ نِْ 
 ِ  ِ بْتُ مِنْ قضََاءِ ا لَيَْهِ وَسَلمَ: «عجَِ ِ صَلى اللهُ  لمُْؤْمِنِ،  ليَْلىَ، عَنْ صُهيَْبٍ، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ ا

يرًْ  َ صَابتَْهُ سرَاءُ فشََكَرَ، كاَنَ  ِلمُْؤْمِنِ انْ  َ الا  ِ سَْ ذَ ، وَلَ يرٌْ َ مْرَ المُْؤْمِنِ كلُهُ  ، وَانْ  ان  ُ َ ا 
105 « ُ َ ا  يرًْ َ ، كاَنَ  صَابتَْهُ ضرَاءُ فصََبرََ  

 
102Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 557. 
103Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Jilid V, h. 283. 
104Abu> al-Fida>´ Isma>´i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-

Qur´a>n al-´Az}i>m, Jilid VIII, h. 137. 
105Abu> ´Abd Alla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Jilid XXXIX, h. 347. 
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 Artinya: 

Telah bercerita kepada kami ´Abd al-Rah}ma>n bin Mahdi>, telah bercerita 
kepada kami Sulaiman bin al-Mugi>rah, dari S|a>bit dari ´Abd al-Rah}ma>n 
bin Abi> Laila> dari S{uhaib, berkata, Rasulullah saw. bersabda: Aku kagum 
akan ketetapan Allah swt. untuk kaum Mukmin. Sesungguhnya perihal 
orang Mukmin itu seluruhnya baik dan itu hanya berlaku bagi orang 
Mukmin. Apabila mendapat kesenangan ia bersyukur dan bersyukur itu 
baik baginya dan jika tertimpa musibah ia bersabar dan kesabaran itu baik 
baginya. 

b.  َطَمَن 

ن  (1 ٔطْمَ  

Al-Qur´an dalam mengungkap derivasi kesehatan jiwa salah satunya 

menggunakan kata it}maanna yang terulang hanya satu kali yaitu dalam QS al-

H{ajj/22: 11. 

ْنَةٌ  صَابتَْهُ فِ ن بِهِ وَانْ  يرٌْ اطْمَ َ صَابهَُ  لىََ حَرْفٍ فاَنْ   َ لىََ  وَمِنَ الناسِ مَنْ يعَْبُدُ ا انقْلَبََ 
انُ المُْبِينُ ( َ هُوَ الخُْسرَْ ِ خِٓرَةَ ذَ ْ نيَْا وَا هِ خَسرَِ ا ِ ْ )١١وَ  

Terjemahnya: 

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka 
jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa 
suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. 
Itulah kerugian yang nyata.106 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa sebelum ayat di atas menguraikan 

manusia-manusia yang terang-terangan durhaka dan mengajak kepada 

kedurhakaan, maka pada ayat ini berbicara mengenai kelompok lain yaitu orang-

orang munafik atau yang sangat lemah imannya. Dalam ayat ini dipaparkan 

bahwa adapula di antara manusia yang belum atau tidak kuat imannya yang 

menyembah Allah dengan berada di tepi\ tidak pernah merasa tenang dan mantap 

jiwanya, serta selalu goncang, maka jika ia atau keluarganya memperoleh 

 
106Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 333. 
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kebajikan yakni keuntungan duniawi, tenanglah ia yakni tetaplah ia dalam 

keadaannya itu, dan jika ia atau keluarganya ditimpa oleh suatu ujian berupa 

kesulitan, bencana atau hal-hal yang tidak menguntungkan dunianya, berbaliklah 

ia tersungkur jatuh atas wajahnya yakni ia mengalami kecelakaan akibat ulahnya 

itu. Rugilah ia di dunia karena dengan demikian ia tidak memperoleh apa yang 

diharapkannya bahkan kehilangan ketenangan dan rugi pula ia di akhirat karena 

sikapnva itu mengakibatkan dia tidak memperoleh anugerah Allah bahkan 

mengakibatkan ia disiksa. Yang demikian itu yakni kerugian ganda itu adalah 

kerugian besar yang nyata.107 

Ada sebagian orang yang menyembah kepada Allah swt. di atas keragu-

raguan dan di tepian agama, bukan berada di jantungnya atau dalam jiwanya 

seperti orang yang berada di bibir jurang atau lereng bukit, atau seperti orang 

yang berada di barisan pasukan paling belakang supaya langsung bisa lari ketika 

merasa akan kalah. Mereka adalah sekelompok dari golongan orang-orang 

munafik yang masih goyang keimanannya dan belum teguh hati serta jiwanya. 

Jika mendapatkan kebaikan materi maka ia merasa puas, senang dan nyaman, 

sebaliknya jika tertimpa suatu musibah maka mereka kembali murtad dan 

menjadi kafir.108 

تمُْْ  (2 َ ن ٔطْمَ  

Kata ini dalam al-Qur´an diungkapkan sebanyak satu kali dalam QS al-

Nisa>´/4: 103 tentang kewajiban mengerjakan salat dalam keadaan apapun 

sebagai berikut. 

 
107M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

IX, h. 19-20. 
108Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj, 

diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid IX, 
h. 173. 
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قِيموُا تمُْْ فَ َ ن ُوِكمُْ فاَذَا اطْمَ لىََ جُ َامًا وَقُعُودًا وَ َ قِ ان   الصلاَةَ  فاَذَا قَضَيْتمُُ الصلاَةَ فاَذْكُرُوا ا
) ً ً مَوْقُو ِينَ كِتَا لىََ الْمُؤْمِ ) ١٠٣الصلاَةَ كاَنتَْ   

Terjemahnya: 

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah 
ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, 
apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu 
(sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang 
ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.109 

Firman Allah swt. pada kalimat  ُْْتم َ ن اطْمَ  yakni merasa aman, adalah فاَذَا 

tenteramnya hati dari rasa ketakutan, kemudian lanjutan ayatnya  َالصلاَة قِيموُا   فَ
yaitu maka dirikanlah salat yakni laksanakanlah dengan rukun-rukun dan tata 

cara yang sempurna ketika bepergian dan jumlah yang juga sempurna ketika 

menetap. Salat yang diperintahkan adalah salat fadhu yang telah ditentukan 

waktunya.110 

Demikian juga Imam al-Syawka>ini> dalam tafsirnya mengatakan bahwa 

maksud dari kalimat  ُْْتم َ ن اطْمَ  di atas adalah apabila seseorang telah merasa فاَذَا 

aman dan tenang sebab kata َة ْ  berarti tenangnya perasaan dari rasa الطمَئْنِ

takut.111 

نوْا  (3 ٔطْمَ  

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di atas, maka derivasi 

kesehatan jiwa juga diungkapkan pada bagian ketiga ini sebagaimana dalam QS 

Yu>nus/10: 7. 

َ ان  تِنَا  َ ٓ نَ همُْ عَنْ  ِ نوا بهِاَ وَا نيَْا وَاطْمَ لْحَيَاةِ ا ِ َ وَرَضُوا  رَْجُونَ لِقَاءَ نَ لاَ  ِ ) ٧افِلوُنَ ( ا  

 
109Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 95. 
110Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi´ li Ah}ka>m al-Qur´a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid XX, h. 884-885. 
111Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Jilid I, h. 588. 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya 
akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia 
serta merasa tenteram dengan (kehidupan) itu, dan orang-orang yang 
melalaikan ayat-ayat Kami.112 

Ungkapan kalimat بهَِا نوا   dalam ayat di atas yaitu orang-orang yang وَاطْمَ

senantiasa merasa tenteram dengan kehidupannya dan nyaman di dalamnya, akan 

tetapi ketertarikan mereka hanya sebatas kenikmatan dunia dan keindahannya,113 

sehingga jiwa mereka merasa puas dan senang dengan dunia dan tidak 

mengharapkan akhirat.114 

Firman Allah swt. sebagaimana dalam ayat ini memberikan gambaran 

mengenai orang-orang yang celaka, yang mengingkari pertemuan dengan Allah 

pada hari Kiamat. Mereka tidak dapat mengharapkan sesuatu apapun dari 

pertemuan itu sebab mereka hanya senang dan tenang dengan kehidupan 

dunia.115 

 مُطْمَئِنينَِّْ  (4

Kata ini terulang sebanyak 1 kali dalam al-Qur´an ketika mengungkapkan 

derivasi kesehatan jiwa sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Isra>´/17: 95. 

كَِةٌ يمَْشُونَ مُطْمَئِنِّ  رْضِ مَلاَ ْ كاًَ رَسُولاً (قلُْ لوَْ كاَنَ فيِ ا مْ مِنَ السمَاءِ مَ لَيهَِْ )٩٥ينَ لنزََلْناَ   
 

 

 
112Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 209. 
113Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj, 

diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid VI, 
h. 123. 

114Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-
Qadi>r, Jilid II, h. 485. 

115Abu> al-Fida>´ Isma>´i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-
Qur´a>n al-´Az}i>m, Jilid IV, h. 249. 
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Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad), “Sekiranya di bumi ada para Malaikat yang 
berjalan-jalan dengan tenang, niscaya Kami turunkan kepada mereka 
Malaikat dari langit untuk menjadi rasul.116 
Allah swt. mengabarkan bahwa Malaikat itu diutus hanya kepada para 

Malaikat, sebab jika diutus kepada golongan Bani Adam maka tentu mereka 

tidak akan mampu melihatnya dengan bentuknya yang diciptakan oleh Allah swt. 

Demikian firman Allah dalam ayat di atas bahwa jikalau seandainya di bumi 

tempat pemukiman manusia ada malaikat-malaikat yang berjalan dengan tenang, 

yakni bermukim dan hidup berkesinambungan sebagaimana layaknya manusia 

penghuni di bumi yang hidup di alam materi, niscaya Kami turunkan dari langit 

kepada mereka malaikat menjadi rasul.117  Akan tetapi para nabi yang 

dianugerahi kelebihan tersendiri yang mampu berkomunikasi dengan Malaikat 

sehingga Allah menciptakan di tengah-tengah mereka sesuatu yang mereka 

mampu melakukannya sebagai tanda atau bukti dari kenabiannya.118 

 مُطْمَئِنةً  (5

Bagian terakhir dari derivasi kesehatan jiwa yang diungkapkan dalam al-

Qur´an terdapat dalam QS al-Nah}l/16: 112 sebagai berikut. 

ةًَ مُطْمَئِنةً  مِٓ لاًَ قرَْيةًَ كاَنتَْ  ُ مَ بَ ا ِ  وَضرََ نعُْمِ ا دًَا مِنْ كلُِّ مَكاَنٍ فكََفَرَتْ بِ ِيهاَ رِزْقُهَا رَ َ ي
ُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالخَْوْفِ بِمَا كاَنوُا يصَْنَعُونَ ( ذَاقَهَا ا )١١٢فَ  

Terjemahnya: 

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri 
yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki datang kepadanya melimpah 
ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)-nya mengingkari nikmat-

 
116Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 291. 
117M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

VII, h. 549. 
118Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi´ li Ah}ka>m al-Qur´a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid X, h. 332. 
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nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana 
kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat.119 

Allah swt. dalam ayat ini menyebutkan gambaran sebuah negeri agar 

menjadi ibrah dan pelajaran di mana negeri tersebut aman dari musuh, tenang dan 

tenteram tanpa dihinggapi rasa ketakutan, rezekinya datang dengan melimpah, 

mudah dan luas dari segenap penjuru negeri. Lalu penduduknya kufur terhadap 

nikmat-nikmat Allah swt. Oleh karena itu Allah swt. menimpakan kelaparan dan 

ketakutan yang meliputi mereka, mengubah kondisi aman mereka dengan 

ketakutan, mengganti kondisi makmur mereka dengan kelaparan dan kefakiran, 

mengubah kebahagiaan mereka dengan kesedihan dan penderitaan. Pada akhirnya 

mereka pun merasakan pahitnya hidup setelah sebelumnya bergelimangan dalam 

keluasan dan kelapangan hidup yang semuanya disebabkan oleh perbuatan-

perbuatan mungkar mereka.120 

Dari pengertian dan semua teori tentang kesehatan jiwa baik pandangan 

ilmu tafsir, ilmu psikologi maupun ilmu sosiologi ketika dikaitkan dengan term-

term kesehatan jiwa dan derivasinya dalam al-Qur´an, maka ditemukan sebuah 

kesimpulan bahwa nafs atau jiwa bukan bagian dari fisik, tetapi sebagai salah 

satu bagian metafisik manusia. 

B. Pola Kecenderungan Jiwa Manusia dalam al-Qur´an 

Dalam al-Qur´an ditemukan bahwasanya pembahasan mengenai tingkatan 

jiwa pada manusia merupakan dinamika aktualisasi jiwa dalam kehidupan, yang 

setidaknya disebutkan sebanyak tiga jenis tingkatan, yaitu Al-Nafs al-Amma>rah, 

 
119Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 280. 
120Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj, 

diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 
VII, h. 493. 
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al-Nafs al-Lawwa>mah dan al-Nafs al-Mut}mainnah.121 Ketiga bentuk 

kecenderungan jiwa yang terjadi dalam diri manusia akan peneliti jelaskan 

sebagai berikut. 

1. Nafs al-Amma>rah 

Jenis kejiwaan manusia ini memiliki kecenderungan badaniyah yang 

berujung terhadap keinginan untuk mendapat kesenangan syahwat dan materi 

semata serta berangkat dari kondisi yang sangat rendah dalam diri manusia yaitu 

nafsu hewaniyyah atau bahamiyyah. Dalam kondisi seperti ini, sifat dan karakter 

kehewanannya yang lebih ditampakkan ketimbang sifat malakiyah atau 

malaikatnya, sebagaimana yang digambarkan dalam QS Yu>suf/12: 53. 

مارَةٌ  النفْسَ  ان  نفَْسيِ  رَّئُِ  وَمَا لسوءِ  َ ) ٥٣( رَحِيمٌ  غفَُورٌ  رَبيِّ  ان  رَبيِّ  رَحِمَ  مَا الا  ِ  
Terjemahnya: 

Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena 
sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali 
(nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.122 
Jenis ini juga yang lebih dekat dengan sifat setan, karena ia adalah 

kesadaran ruhaniyah yang ada dalam diri manusia pada tingkat paling bawah, 

yaitu berada pada lapisan otak jasmaniyah pertama, yang berpusat di tengah-

tengah kening di antara dua mata dan memiliki cahaya biru terang disebut nu>r al-

sama>wa>t.  Oleh karena itu, ia cenderung berpandangan ke arah yang lebih rendah, 

yakni alam syaha>dah yang tampak oleh mata dan bersifat materi serta 

tindakannya cenderung merugikan orang lain.123 

 
121Firdaus, Tazkiyah al-Nafs: Upaya Solutif Membangun Karakter Bangsa, h. 35. 
122Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 242. 
123Rahmat Thohor Ansori, ESQ (Engineering Spiritual Quotion) (Yogyakarta: Kelompok 

Penerbit Kauta, 2008), h. 121. 
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Sesungguhnya jiwa insani itu senantiasa menyuruh kepada keburukan, 

karena pada jiwanya telah ditanamkan kekuatan dan alat untuk mencapai 

kenikmatan serta kecenderungan bisikan setan padanya.124 Orang yang berada 

pada tahap ini didominasi oleh godaan yang mengajaknya ke arah kejahatan, 

seseorang tidak dapat mengontrol kepentingan dirinya dan tidak memiliki 

moralitas atau perasaan kasih. Adapun sifat-sifat yang muncul pada tahap ini 

seperti dendam, kemarahan, ketamakan, gairah seksual dan iri hati yang 

menunjukkan keinginan fisik dan egoisme yang mementingkan dirinya sendiri, 

sombong, ambisius, cemburu, pemalas dan bodoh, sehingga manusia terlena 

dengan kenikmatan duniawi dan tenggelam kepada nilai-nilai materialistik.125 

2. Nafs al-Lawwa>mah 

Jiwa pada tingkatan ini merupakan jiwa yang menyesali dirinya sendiri, 

dapat berupa suatu kesadaran akan kebaikan dan keburukan sehingga mempunyai 

potensi untuk taat dan durhaka kepada Allah dan terkadang suka mencela, baik 

pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jenis ini berada pada cahaya hati, 

sehingga terkadang semangat berbuat baik dan kadang semangat pula berbuat 

keburukan yang akibat dari kedua kecenderungan itu muncul rasa penyesalan 

yang mendalam pada jiwa ini.126 Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-

Qiya>mah/75: 1-2. 

اَمَةِ  وْمِ بِيَ  قسِْمُ  لاَ  لنفْسِ  قسِْمُ  وَلاَ ) ١( القِْ لوامَةِ  ِ ) ٢( ا  
 

 
 

124Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, Jilid XIII, h. 1-2. 
125Aliah B. Purwania Hasan, Psikologi Perkembangan Menyingkap Rentang Kehidupan 

Manusia dari Pra-Kelahiran hingga Pasca Kematian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 
h. 306. 

126Abu> Ha>mid Muh}ammad bin Muh}ammad al-Gaza>li> al-T{u>si>, Ih}ya>´ ´Ulu>m al-Di>n, Jilid 
III (Bairu>t: Da>r al-Ma´rifah, t.th.), h. 4. 
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Terjemahnya: 

Aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan Aku bersumpah demi jiwa yang 
selalu menyesali (dirinya sendiri).127 
Kata لوَامَة terambil dari kata  َلاَم yang berarti mengecam, yang dimaksud di 

sini adalah menyesal sehingga mengecam dirinya sendiri ketika melakukan 

kesalahan dan jiwa yang menyandang sifat ini, berada di antara dua jiwa lainnya. 

M. Quraish Shihab mengutip pendapat al-Biqa>́ i yang berpendapat bahwa 

penyesalan dan kecaman itu bisa dilakukan oleh yang taat atau yang durhaka. 

Apabila yang bersangkutan menyesali dan mengecam dirinya karena 

kedurhakaan maka ia akan selamat, dan jika sebaliknya mengecam dan menyesali 

perbuatan baiknya, maka ia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang 

celaka.128 

Jenis jiwa ini memiliki sifat jelek sebagai berikut. 

a) الوّْم yakni suka mencela. 

b) الْهوََي yakni suka mengikuti hawa nafsu. 

c) المَْكْر yakni suka menipu. 

d) العُْجُوْب yakni suka membanggakan diri. 

e) الْغِبَت yakni suka menggunjing. 

f) ء َ  .yakni suka pamer الرِْ

g)  ْالظلم yakni suka menganiaya. 

h) الكِْذْب yakni suka berbohong. 

 
127Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 577. 
128M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

XIV, h. 624. 
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i)  َ  .yakni yang lupa mengingat Allah الغْفَْ

Akan tetapi, tidak semua jenis kejiwaan ini bersifat buruk melainkan ada 

kalanya juga bersifat baik sebab dalam jiwa ini bersemayam beberapa sifat 

terpuji seperti sifat iman, islam, dan penyerahan diri terhadap Qada´ dan Qadar 

Allah.129 

Oleh karena itu, kepribadian jiwa ini merupakan kepribadian yang 

didominasi oleh komponen akal, maka sebagai komponen yang bernatur 

insaniyyah sering dijumpai bahwa jenis ini berada dalam kebimbangan yang 

disebabkan ia menerima pengaruh cahaya kalbu dan pengaruh natur jasadiyyah. 

Akal mengikuti prinsip rasionalistik yang membawa pada kesadaran, akan tetapi 

apabila sistem kendali akal ini tidak memiliki pedoman dalam aktualisasinya 

menyebabkan ia akan lupa dengan eksistensinya sebagai khalifah dan hamba 

Allah yang berujung pada lupa diri.130 

3. Nafs al-Mut}mainnah 

Jiwa pada tingkatan ini mulai tegak dari kelalaian yang memungkinkan 

setan membujuk dengan bisikan-bisikannya, sehingga ia mampu terbebas sedikit 

demi sedikit dari belenggu dan kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. 

Keadaan jiwa pada tingkatan ini mengindikasikan dalam perubahan terus-

menerus, senantiasa sadar dan waspada secara konstan memeriksa dan meneliti 

segala perbuatannya, berperang melawan hawa nafsunya, tidak pernah lalai dan 

hina. Oleh karena itu, pada tahap inilah beberapa unsur-unsur kebaikan akan 

 
129Taufik Hasyim, “Nafs dalam Perspektif Insaniah dan Tahapan-tahapan 

Penyuciannya”, ´Ulu>muna>: Jurnal Studi Keislaman 1, no. 2 (Desember 2015), h. 270. 
130Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, h. 64. 
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masuk, yaitu muja>hadah, muqa>rabah dan muha>sabah,131 sebagaimana Allah swt. 

berfirman tentang jenis jiwa ini dalam QS al-Fajr/89: 27-30. 

تهُاَ ِّكِ  الىَ  ارْجِعِي) ٢٧( المُْطْمَئِنةُ  النفْسُ  َ ليِ ) ٢٨( مَرْضِيةً  رَاضِيَةً  رَب ُ )  ٢٩(  بَادِيعِ  فيِ  فاَدْ
ليِ  ُ تيِ  وَادْ ) ٣٠( جَ  

Terjemahnya: 

Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang 
rida dan diridai-Nya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-
Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.132 

Jiwa yang tenang atau jiwa yang sehat dalam ayat di atas adalah jiwa 

yang datang kepada Allah dengan hati yang puas yakni rida dan Allah swt. pun 

rida kepadanya serta sebagai balasan-Nya maka ia dimasukkan ke dalam surga 

bersama orang-orang yang taat.133 

Selain itu, Said Hawa menjelaskan bahwa jiwa yang bersih adalah jiwa 

yang benar-benar berakhlak al-Asma>´ al-H{usna>  sebagai sesuatu yang wajib atas 

dasar tujuan ´ubudiyyah. Dengan demikian akan tampak nyata dengan amaliyah 

sebagaimana hal itu telah dibuktikan oleh Rasulullah saw. sebagai teladan yang 

utama.134 

Berdasarkan definisi dari kesehatan jiwa dan ketiga teori yang telah 

peneliti sebutkan yaitu bidang ilmu tafsir, bidang psikologi dan bidang sosiologis 

serta term-term yang berbicara mengenai jiwa yang sehat di atas, maka dapat 

ditarik sebuah simpulan sebagai berikut. 

 
131Zafar Afaq Ansari, Quranic Concepts of Human Psyche, diterjemah oleh Abdullah Ali, 

Al-Qur´an Bicara tentang Jiwa (Cet. I; Bandung: Arasy, 2003), h. 8. 
132Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 594. 
133Abu> al-Fida>´ Isma>́ i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-

Qur´a>n al-´Az}i>m, Jilid VIII, h. 401. 
134Said Hawa, Intisari Ihya Ulumuddin (Jakarta: Robbani Press, 1998), h. 481. 
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a. Pertama, kesehatan jiwa adalah menghiraukan sesuatu yang tidak memberi 

manfaat sehingga ketenangan yang teraktual dalam jiwa hanyalah nilai-nilai 

kebaikan sekaligus menjadi jati diri, baik dalam bentuk das Es (dorongan 

biologis), das Ich (dorongan psikologis) maupun das Ueber Ich (dorongan 

sosiologis atau kesadaran). 

b. Kedua, untuk sampai kepada jiwa yang sehat, maka kebutuhan-kebutuhan 

manusia yang beragam harus terpenuhi, antara lain kebutuhan untuk 

keberlangsungan hidup dan pelestarian jenis atau spesies, serta kebutuhan 

untuk mencapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup. 

c. Ketiga, kesehatan jiwa menunjukkan kondisi jiwa yang kokoh pada porosnya 

masing-masing terhadap berbagai masalah dalam kehidupan sehingga 

kebaikan tidak membuatnya sombong dan keburukan tidak membuatnya 

sedih, cemas maupun gelisah. 

d. Keempat, elemen sebagai upaya dalam membentuk kepribadian jiwa Qur´ani 

ada enam, antara lain: mengonsumsi makanan yang halal dan baik, mengecek 

berita atau informasi, membumikan al-Qur´an di dalam kehidupan, 

muh}a>sabah al-nafs atau introspeksi diri, bersyukur sebagai tolok ukur 

kebahagiaan serta isti´a>z|ah atau memohon perlindungan, pemeliharaan dan 

penjagaan dari Allah swt., dan urgensi menciptakan kesehatan jiwa dalam al-

Qur´an menghadirkan banyak kemaslahatan yang terwakili dengan empat 

macam manfaat, antara lain: dapat menghidupkan hati sehingga menata 

hidupnya untuk lebih baik, memperbaharui iman di dalam hati yang 

membuatnya percaya pada kekuatan yang tidak terbatas, memiliki semangat 

tinggi yang menjadi nikmat yang tidak pernah putus dan senantiasa berzikir 

dengan mengingat Allah swt. yang dapat menuntunnya pada jalan 

ketenangan. 
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BAB IV 

WUJUD KESEHATAN JIWA MENURUT AL-QUR´AN 

A. Upaya dalam Membentuk Kepribadian Jiwa Qur´ani 

1. Mengonsumsi Makanan yang Halal dan Baik 

Islam memandang bahwa salah satu hal yang sangat penting dalam 

kehidupan adalah makanan yang dikonsumsi oleh manusia sebab makanan sangat 

berpengaruh besar dalam perkembangan jasmani dan rohani, khususnya dalam 

membentuk jiwa yang sehat. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam banyak terdapat 

hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan tentang makanan, mulai dari etika 

makan, mengatur idealitas kuantitas makanan dalam perut dan mengatur 

makanan halal dan haram serta makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh tubuh 

manusia. 

Al-Qur´an telah menjelaskan secara tegas bahwa manusia diperintahkan 

untuk memilih makanan yang halal dan baik, sebagaimana firman Allah swt. 

pada QS al-Baqarah/2: 168 sebagai berikut. 

 َ عُوا خُطُوَاتِ الشيْطَانِ انهُ لكمَُْ  ِ بًا وَلاَ تَ لاَلاً طَيِّ َ رْضِ  ْ يهاَ الناسُ كلُُوا مِما فيِ ا ِينٌ  دُو َ مُ
)١٦٨(  

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 
Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.1 

Ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman 

saja, tetapi untuk seluruh manusia sebagaimana dalam teks ayatnya, yang 

menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau 

 
1Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin  (Jakarta: Cahaya Qur´an, 2017), h. 25. 
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kafir. Setiap upaya dari siapa pun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia 

kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan niat 

merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Oleh 

karena itu, semua manusia diajak untuk mengonsumsi makanan halal yang 

diciptakan oleh Allah swt. di bumi.2 

Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik, karena 

yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu wajib, sunnah, mubah dan 

makruh. Demikian juga dengan aktivitas, ada yang walaupun halal, namun 

makruh atau sangat tidak disukai Allah, seperti misalnya pemutusan hubungan. 

Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing, sebab 

ada halal yang baik buat satu orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, 

dan ada juga yang kurang baik untuk orang lain. Ada makanan yang halal tetapi 

tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik, maka yang diperintahkan 

oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik.3 

Yang dimaksud dengan بًا لاَلاً طَيِّ َ  adalah halal secara mutlak, suci, tidak 

najis dan tidak haram, sedangkan yang dimaksud dengan  ِخُطُوَاتِ الشيْطَان terjadi 

perbedaan pendapat dari para mufasir yang sebagiannya mengatakan bahwa 

maknanya adalah perbuatan-perbuatan setan, sementara sebagian yang lain 

mengatakan ketaatan kepada setan, ada juga yang berpandangan bahwa 

maknanya adalah nadzar-nadzar dalam kemaksiatan. Akan tetapi semua pendapat 

ini saling berdekatan maknanya, di mana masing-masing mengindikasikan 

 
2M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid I 

(Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 379. 
3M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid I, 

h. 380. 
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larangan mengikuti setan dalam segala hal yang arti asalnya yaitu langkah-

langkah kaki, kemudian digunakan dalam setiap langkah dan cara-caranya.4 

Bahkan nabi ´Isa putra Maryam dengan ajaran yang benar ketika 

mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah swt. mendapat tantangan untuk 

membuktikan kebenaran dari apa yang diucapkannya dengan menurunkan 

hidangan dari langit yang dapat menenteramkan hatinya, sebagaimana dalam QS 

al-Ma>idah/5: 113. 

نْ  كلَُ مِنهْاَ وَتطَْمَئنِ قُلوُبنَُا وَنعَْلمََ  َ نْ ن رُيِدُ  نَ ( قَالوُا  لَيهَْاَ مِنَ الشاهِدِ كَُونَ  َنَا وَ )١١٣قدَْ صَدَقْ  
Terjemahnya: 

Mereka berkata, “ Kami ingin memakan hidangan itu agar tenteram hati 
kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada 
kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan (hidangan itu).”5 

Ayat di atas menjelaskan pernyataan umat nabi ´Isa as. pada saat diajak 

bertakwa kepada Allah swt. untuk menurunkan sebuah hidangan dari langit yang 

dapat menenteramkan hati mereka dengan hidangan itu dan yakin bahwa beliau 

adalah utusan Allah swt. Dengan demikian mereka menjadi orang-orang yang 

bersaksi bahwa Allah telah menurunkan hujjah yang menunjukkan keesaan dan 

kekuasaan-Nya atas kebenaran kenabian yang dikatakan oleh beliau.6 

Kalimat َكلَُ مِنهْا َ  mengandung dua makna, pertama, sesungguhnya mereka ن

ingin memakan hidangan itu karena kebutuhan yang mendorong mereka. Setiap 

kali nabi ´Isa as. bepergian, beliau diikuti oleh lima ribu orang atau lebih, di 

mana sebagian di antara mereka adalah sahabatnya, sebagian lain adalah orang-

 
4Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas|i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja´far al-T{abari>, Ja>mi´ 

al-Baya>n fi> Ta´wi>l al-Qur´a>n, Jilid XI (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risa>lah, 2000 M/1420 H), h. 301-
302. 

5Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 126. 

6Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas|i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja´far al-T{abari>, Ja>mi´ 
al-Baya>n fi> Ta´wi>l al-Qur´a>n, Jilid XI, h. 224. 
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orang yang memohon didoakan agar sembuh dari penyakit yang menimpanya dan 

sebagian lainnya adalah orang-orang yang ingin melihat dan mengejeknya. Suatu 

hari nabi ´Isa pergi ke suatu tempat bersama orang-orang yang mengikutinya dan 

terjebak di padang pasir, mereka tidak memiliki perbekalan sehingga kelaparan. 

Maka nabi ´Isa diminta oleh pengikutnya agar berdoa sehingga diturunkan 

hidangan dari langit. Kedua, makna kalimat itu adalah agar kami mendapat 

keberkahan dari hidangan itu, dan bukan karena suatu kebutuhan yang 

mendorong mereka untuk itu.7 

Adapun makna dari ucapan وَتطَْمَئنِ  قُلوُبنَُا terdapat tiga makna,8 yakni 

pertama, agar hati kami tenteram karena yakin bahwa Allah swt. telah 

mengirimkanmu kepada kami sebagai seorang nabi, kedua, agar hati kami 

tenteram karena yakin bahwa Allah swt. telah memilih kami untuk berdakwah, 

ketiga, agar hati kami tenteram karena yakin bahwa Allah swt. telah 

mengabulkan permintaan kami. 

2. Mengecek Berita atau Informasi 

Sebagai seorang Muslim, manusia diperintahkan untuk meneliti 

kebenaran sebuah berita sebelum mempercayai apalagi menyebarkannya 

dikarenakan saat sekarang ini banyak berita atau informasi yang memiliki unsur 

hoaks. Mengingat bahwa hoaks merupakan suatu alat yang dapat memicu ke 

ranah fitnah, kehebohan, perpecahan bahkan dendam yang terus berlanjut. 

Demikian pentingnya mengecek kebenaran sesuatu, sehingga nabi Ibrahim as. 

meminta agar Allah swt. memperlihatkan seperti apa kekuasaan-Nya 

 
7Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi´ li Ah}ka>m al-Qur´a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid VI (Cet. II; Al-
Qa>hirah: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964 M/1384 H), h. 366. 

8Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 
Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi´ li Ah}ka>m al-Qur´a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid VI, h. 366. 
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menghidupkan orang mati, bukan karena beliau tidak percaya melainkan agar 

hatinya tetap tenang dalam beriman kepada Allah swt, sebagaimana dalam QS 

al-Baqarah/2: 260. 

وَلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلىََ  يِ المَْوْتىَ قاَلَ  رِنيِ كيَْفَ تحُْ رَْاهِيمُ رَبِّ  وَلكَِنْ لِيَطْمَئنِ قَلبيِْ قاَلَ  وَاذْ قاَلَ ا
لٍَ مِنهُْن جُزْءًا ثمُ ادْعُهُن يَ  لىََ كلُِّ جَ هُن اليَْكَ ثمُ اجْعَلْ  رْبعََةً مِنَ الطيرِْ فصرَُْ ذْ  ُ كََ سَعْيًا  فَ تِ

َ عَزِزٌ حَكِيمٌ ( ن ا ْلمَْ  )٢٦٠وَا  
Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, “Ya Tuhanku, perlihatkanlah 
kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati.” Allah 
berfirman, “Belum percayakah engkau?” Dia (Ibrahim) menjawab, “Aku 
percaya, tetapi agar hatiku tenang (mantap).” Dia (Allah) berfirman, 
“Kalau begitu ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah olehmu 
kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian 
panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera.” 
Ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.9 
Mayoritas ulama mengatakan bahwa nabi Ibrahim as. tidaklah meragukan 

kebenaran bahwa Allah swt. akan menghidupkan orang-orang yang telah mati, 

juga tidak meragukan akan kuasa-Nya. Akan tetapi, beliau meminta agar 

diperlihatkan kepadanya cara Allah swt. menghidupkan. Hal demikian terjadi 

sebab jiwa memiliki tabiat selalu ingin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui 

dan ingin menyaksikan sesuatu yang diceritakan kepadanya.10 

Kisah dalam ayat ini adalah bukti lain akan kuasa Allah di dalam 

menghidupkan makhluk yang telah mati meskipun bagian-bagian tubuh makhluk 

tersebut telah hancur, hilang dan telah lama sekali mati. Nabi Ibrahim as. bukan 

merasa ragu akan kuasa-Nya, tetapi dengan tujuan agar keyakinannya semakin 

 
9Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 44. 
10Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj, 

diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid II 
(Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 63-64. 
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kuat dengan melakukan eksperimen secara langsung atau dengan berita sekaligus 

melihat dan menyaksikannya sendiri. 

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini sangat mendorong perubahan 

budaya masyarakat, termasuk salah satunya adalah teknologi media sosial yang 

fungsi utamanya untuk menyebarkan berita atau informasi.11 Teknologi di media 

sosial pun saat ini mengalami perkembangan yang sangat drastis, sebab zaman 

dahulu seseorang berkomunikasi melalui mulut ke mulut dan SMS, namun 

sekarang sudah mengalami perkembangan pesat dengan hadirnya Facebook, 

Twitter, WhatsApp, Line, BBM, Instagram, Telegram dan lainnya yang mulai 

mendominasi budaya masyarakat. 

Perkembangan pesat ini begitu mengkhawatirkan apabila masyarakat 

tidak mampu menyikapinya dengan bijak karena media sosial berperan aktif 

sebagai media penyalur berbagai macam berita atau informasi. Oleh karena itu, 

tidak menutup kemungkinan ada oknum yang sengaja memanfaatkan peluang ini 

untuk membuat makar dengan cara menyampaikan berita bohong yang nantinya 

akan melahirkan polemik di tengah masyarakat.12 Dampak lain yang timbul yaitu 

terjadinya kehebohan di tengah masyarakat, ketidakpastian informasi, dan 

menciptakan ketakutan massa, bahkan perpecahan di tengah umat beragama. 

Hoaks merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang bermakna 

olok-olokan, cerita bohong dan senda gurau,13 sedangkan dalam bahasa Arab 

 
11Ahmad Budiman, “Berita Bohong atau Hoaks di Media Sosial dan Pembentukan Opini 

Publik”, Majalah Info Singkat 9, no. 1 (2017), h. 19. 
12Ermawati dan Sirajuddin, “Berita Hoaks dalam Perspektif al-Qur´an”, Jurnal Tajdid 17, 

no. 1 (Januari 2017), h. 28. 
13Firdaus Purnomo dan Desi Anwar, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia (Surabaya: Karya 

Abditama, 2000), h. 148. 
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disebut dengan ungkapan  ٌْافك sepadan dengan kata  ٌكِذْب yang memiliki makna 

dusta.14 

Berita hoaks dibuat dengan unsur-unsur provokatif, maka sikap kehati-

hatian merupakan hal yang juga harus ditonjolkan oleh masyarakat. Adapun 

dampak besar yang ditimbulkan oleh hoaks memiliki dua sisi, pertama, dampak 

pada individu atau orang yang menyebarkan hoaks yaitu kredibilitasnya akan 

menurun dan tidak dapat dipercaya lagi serta dapat saja terjerat pasal 28 ayat 1 

UU ITE karena sengaja menyebarkan berita hoaks dan menyesatkan yang 

hukumannya sampai 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, kedua, dampak 

bagi masyarakat yakni bisa memicu perselisihan, keributan serta ketidaktenangan 

di masyarakat. Adapun jika menyangkut politik dan SARA, maka akan memecah 

belah persatuan bangsa.15 

Al-Qur´an selalu ditantang oleh perubahan zaman, namun senantiasa 

memberikan landasan yang kokoh untuk menjawab permasalahan yang 

terkandung pada setiap perubahan zaman. Meskipun hoaks merupakan kata yang 

baru muncul pada tahun 1808,16 akan tetapi al-Qur´an dengan bahasanya sendiri 

sudah lebih dahulu membicarakan mengenai berita bohong yang sekaligus 

mengecam bagi pembuat dan penyebarnya. 

Banyak ayat al-Qur´an menjelaskan mengenai berita bohong yang 

setidaknya menurut Agus Sofyandi Kahfi dapat diklasifikasikan menjadi empat 

bentuk hoaks dalam al-Qur´an,17 yakni sebagai berikut. 

 
14Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap (Cet. 

XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 31. 
15Lusiana Monohevita, “Stop Menyebar Hoaks”, Jurnal UI Lib. Berkala 3, no. 1 (2017), 

h. 7. 
16Lusiana Monohevita, “Stop Menyebar Hoaks”, Jurnal UI Lib. Berkala 3, h. 6. 
17Agus Sofyandi Kahfi, “Informasi dalam Perspektif Islam”, Jurnal Mediator 7, no. 2 

(2006), h. 324-325. 
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a. Informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur merendahkan, 

mencela, dan mencemarkan nama baik orang lain sebagaimana dalam QS al-

H{ujura>t/49: 11. 

ا  يرًْ َ كَُونوُا  نْ  سَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسىَ  وُا لاَ  مَٓ نَ  ِ يهَا ا نْ  َ ِسَاءٍ عَسىَ  ِسَاءٌ مِنْ  مِنهُْمْ وَلاَ 
سَْ الاِسمُْ الْفُسُوقُ بعَْدَ الاْ  لقَْابِ بِ ْ ِ زَُوا  نفُْسَكمُْ وَلاَ تنََا يرًْا مِنهُْن وَلاَ تلَمِْزُوا  َ يماَنِ وَمَنْ لمَْ  كَُن 

ولئَكَِ همُُ الظالِمُونَ ( بُْ فَ َ )١١ي  
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok 
kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) 
lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula 
perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan yang lain, 
(karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari 
perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu 
sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang 
buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) 
setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah 
orang-orang yang zalim.18 

b. Tidak boleh mengandung unsur-unsur mencari kesalahan orang lain, seperti 

firman Allah dalam QS al-H{ujura>t/49: 12. 

 َ وُا اجْ مَٓ نَ  ِ يهَا ا نبُِوا كَثِيرًا مِنَ الظنِّ ان بعَْضَ الظنِّ اثمٌْ وَلاَ تجََسسُوا وَلاَ يغَْتَبْ بعَْضُكمُْ  َ
َ توَابٌ رَ  َ ان ا ْتاً فكََرهِْتُمُوهُ وَاتقُوا ا هِ مَ خِ كلَُ لحَْمَ  َ نْ ي دُكمُْ  َ ب  يحُِ )١٢حِيمٌ (بعَْضًا   

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-
cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang 
menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka 
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 
Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, 
Maha Penyayang.19 

 
18Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 516. 
19Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 517. 
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c. Informasi tidak boleh ditambah-tambah interpretasi subjektif dengan tujuan 

agar berita menjadi menarik dan menghebohkan, hal demikian dapat dilihat 

dalam QS al-Nah}l/14: 116. 

ِ الْكَذِبَ ان  لىََ ا وا  لاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْترَُ َ كمُُُ الْكَذِبَ هَذَا  َ لسِْ نَ  وَلاَ تقَُولوُا لِمَا تصَِفُ  ِ  ا
ِ الْكَذِبَ لاَ يفُْ  لىََ ا ونَ  ) ١١٦لِحُونَ (يفَْترَُ  

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.20 

d. Tidak boleh menyampaikan berita yang sengaja dibalikkan dari fakta 

sebenarnya atau memutarbalikkan informasi yang benar menjadi bohong dan 

perbuatan baik menjadi buruk dan tercela, sesuai dengan firman Allah pada 

QS al-Nu>r/24: 12-18. 

ِينٌ ( يرًْا وَقاَلوُا هَذَا افْكٌ مُ َ نفُْسِهِمْ  اَتُ بِ وُنَ وَالمُْؤْمِ عْتمُُوهُ ظَن الْمُؤْمِ اءُوا  ١٢لوَْلاَ اذْ سمَِ َ ) لوَْلاَ 
ْكاَذِبوُنَ  ِ همُُ ا ولئَكَِ عِنْدَ ا لشهدََاءِ فَ ِ توُا  َ رْبعََةِ شُهدََاءَ فاَذْ لمَْ ي ِ  ١٣( لَيَْهِ بِ ) وَلوَْلاَ فضَْلُ ا

ذََابٌ عَظِيمٌ ( هِ  فضَْتمُْ فِ خِٓرَةِ لمََسكمُْ فيِ مَا  ْ نيَْا وَا تُهُ فيِ ا ِكمُْ  ١٤لَيَْكمُْ وَرَحمَْ َ لسِْ ) اذْ تلَقَوْنهَُ بِ
بُونهَُ هَيِّ  سَ ِلمٌْ وَتحَْ ْسَ لكمَُْ بِهِ  فوَْاهِكمُْ مَا لَ ِ عَظِيمٌ (وَتقَُولوُنَ بِ ) وَلوَْلاَ اذْ ١٥ناً وَهُوَ عِنْدَ ا

انكََ هَذَا بهُْتاَنٌ عَظِيمٌ ( َ بْ نْ نتََكلَمَ بهَِذَا سُ كَُونُ لنَاَ  عْتُمُوهُ قُلتمُْْ مَا  نْ تعَُودُوا ١٦سمَِ  ُ ) يعَِظُكمُُ ا
ِينَ ( بدًَا انْ كُنْتمُْ مُؤْمِ  ِ ِ ُ ١٧لِمِثْ لَِيمٌ حَكِيمٌ () وَيبَُينِّ  ُ تِ وَا َ ٓ ْ ُ لكمَُُ ا ) ١٨ ا  

Terjemahnya: 

12. Mengapa orang-orang Mukmin dan Mukminat tidak berbaik sangka 
terhadap diri mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu 
dan berkata, “Ini adalah (suatu berita) bohong yang nyata”. 13. Mengapa 
mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Oleh 
karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam 
pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. 14. Dan seandainya 
bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di 
akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh 
pembicaraan kamu tentang hal itu (berita bohong itu). 15. (Ingatlah) 
ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut dan kamu 

 
20Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 280. 
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katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan 
kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal 
besar. 16. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, “Tidak 
pantas bagi kita membicarakan ini. Maha Suci Engkau, ini adalah 
kebohongan yang besar”. 17. Allah memperingatkan kamu agar (jangan) 
kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang 
beriman. 18. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-(Nya) kepada kamu. Dan 
Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.21 

Dari keempat bentuk penyebaran berita bohong yang telah penulis 

paparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa macam-macam hoaks banyak 

diungkapkan dalam ayat-ayat al-Qur´an. Namun semuanya terwakili dengan kata 

فكُْ  yang terambil dari kata افكٌْ  ْ  yaitu keterbalikan, baik material seperti akibat ا

gempa yang menjungkirbalikkan negeri, maupun immaterial seperti keindahan 

bila dilukiskan dalam bentuk keburukan atau sebaliknya dengan makna 

kebohongan yang besar sebab kebohongan adalah pemutarbalikan fakta.22 

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah 

penyebaran berita hoaks, di antaranya: pertama, Allah menganjurkan umat Islam 

agar senantiasa berpikir positif saat menerima berita atau informasi yang 

sekiranya mengandung unsur-unsur provokasi yang tidak sesuai dengan faktanya, 

kedua, Allah melarang umat Muslim untuk tidak ikut berperan dalam 

menyebarkan berita-berita hoaks yang tidak jelas sumbernya, ketiga, umat Islam 

dianjurkan supaya selalu bersikap tabayyun melalui usaha membaca informasi 

yang diterima dan bertanya untuk mencari kebenaran informasi agar terhindar 

sekaligus meminimalisir masifnya peredaran berita dusta atau bohong, khususnya 

di dunia maya atau media sosial.23 

 
21Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 351. 
22M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

IX, h. 296. 
23Ermawati dan Sirajuddin, “Berita Hoaks dalam Perspektif al-Qur´an”, Jurnal Tajdid 17, 

h. 39-48. 
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Zaman modern saat ini, sangat banyak bentuk-bentuk berita yang 

mengandung kebohongan, kedustaan, merendahkan orang lain, dan menjelek-

jelekkan orang lain tanpa adanya kesesuaian fakta. Keadaan seperti ini akan 

menimbulkan kehebohan bahkan kesenjangan di tengah masyarakat yang 

pastinya berdampak pada kondisi kesehatan jiwa seseorang. Oleh karenanya, 

setiap individu dituntut untuk lebih dewasa dalam memberikan dan menyebarkan 

informasi yang sesuai dengan fakta kepada seluruh manusia dari mulut ke mulut 

secara umum dan khususnya di media sosial sehingga tidak menimbulkan 

kalimat-kalimat provokatif agar kualitas kejiwaan seseorang tetap sehat dan 

tenteram. 

3. Membumikan al-Qur´an di Dalam Kehidupan 

Upaya manusia untuk melanggengkan al-Qur´an dan membumikan 

ajarannya bukan saja melalui usaha dengan memelihara autentisitasnya melalui 

hafalan, tulisan dan rekaman. Akan tetapi, juga dengan memahami pesan-

pesannya yang harus disesuaikan dengan perkembangan positif masyarakat tanpa 

menyimpang dari teks atau keluar dari prinsip-prinsip pokok ajaran agama.24 

Membumikan al-Qur´an yang penulis maksudkan tidak lain adalah 

melakukan upaya-upaya terarah dan sistematis di dalam masyarakat agar nilai-

nilai al-Qur´an hidup dan dipertahankan sebagai faktor kebutuhan di dalamnya, 

serta menjadikan nilai-nilai al-Qur´an sebagai bagian inheren dari 

perbendaharaan nilai-nilai lokal dan universal di dalamnya. Hal ini terbukti 

karena al-Qur´an dan kandungannya senantiasa sejalan dengan kemaslahatan 

manusia sebab setiap terdapat kemaslahatan maka akan ditemukan tuntunan al-

 
24Rif´at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur´ani (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2015), h. 272. 
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Qur´an, dan ketika terdapat tuntunan al-Qur´an maka pastinya akan ada 

kemaslahatan.25 

Konsep demikian di atas perlu untuk dijadikan landasan oleh setiap orang, 

khususnya umat Islam agar beribadah kepada Allah secara menyeluruh. Akan 

tetapi ada di antara manusia yang menyembah-Nya hanya di tepi sehingga 

mereka rugi di dunia dan rugi di akhirat sebab mereka tidak mengamalkan nilai-

nilai yang terkandung dari al-Qur´an sebagaimana kebiasaan orang-orang 

munafik yang dijelaskan dalam QS al-H{ajj/22: 11 sebagai berikut. 

 َ صَابهَُ  لىََ حَرْفٍ فاَنْ   َ لىََ  وَمِنَ الناسِ مَنْ يعَْبُدُ ا ْنَةٌ انقْلَبََ  صَابتَْهُ فِ ن بِهِ وَانْ  يرٌْ اطْمَ
انُ المُْبِينُ ( َ هُوَ الخُْسرَْ ِ خِٓرَةَ ذَ ْ نيَْا وَا هِ خَسرَِ ا ِ ْ )١١وَ  

Terjemahnya: 

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka 
jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa 
suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. 
Itulah kerugian yang nyata.26 

Asba>b al-Nuzu>l ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki Yahudi yang 

masuk Islam, lalu matanya buta, harta bendanya habis dan anaknya wafat 

sehingga dia menimpakan kesalahan kepada Islam. Dia berkata, “aku tidak 

mendapatkan sesuatu yang baik dari agamaku ini, mataku menjadi buta, hartaku 

habis dan anakku meninggal dunia”, maka turunlah ayat di atas.27 

Para ahli tafsir juga memahami bahwa ayat ini diturunkan berkaitan 

tentang orang-orang Arab Badui yang datang kepada nabi Muhammad saw. 

kemudian mereka memeluk agama Islam. Jika mereka mendapatkan kesenangan 

 
25Rif´at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur´ani, h. 274-275. 
26Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 333. 
27Abu> al-H{asan ´Ali> bin Ah}mad bin Muh}ammad bin ´Ali> al-Wa>h}idi> al-Naisa>bu>ri> al-

Sya>fi´i>, Asba>b Nuzu>l al-Qur´a>n (Cet. II; Al-Dama>m: Da>r al-Is}la>h, 1992 M/1412 H), h. 307. 
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maka mereka tetap memeluk Islam, tetapi jika mereka ditimpa kesulitan, mereka 

pun murtad.28 

Setelah ayat sebelumnya menguraikan manusia-manusia yang terang-

terangan durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan, ayat ini kemudian 

berbicara tentang kelompok lain, yang bersifat munafik atau yang sangat lemah 

imannya.29 Hal itu terjadi sebab mereka tidak menjadikan al-Qur´an sebagai 

pedoman hidupnya yang dapat menjadi petunjuk dan solusi pada setiap bentuk 

masalah kehidupan yang dihadapinya. 

Usaha membumikan al-Qur´an meskipun sudah terus diupayakan sejak 

masa berdirinya Islam atau turunnya al-Qur´an kepada Rasulullah saw., namun 

dalam persinggungannya dengan historis, perkembangan pemikiran manusia, 

penyebaran ragamnya kebudayaan dan terlebih perkembangan ilmu pengetahuan, 

maka tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Problematika 

yang muncul dalam proses pembumian al-Qur´an, di antaranya sebagai berikut. 

a) Tidak semua pesan al-Qur´an bisa dibumikan sebab perbedaan faktor 

geografis, keterbatasan pemahaman dan sarana penunjang. 

b) Perbedaan lahjah atau bahasa. 

c) Perbedaan bentuk atau dasar negara kekuasaan. 

d) Dominasi dasar-dasar ide atau nilai yang berpengaruh pada kendala rekayasa 

prasarana sebagai jembatan upaya pembumian al-Qur´an.30 

 
28Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi´ li Ah}ka>m al-Qur´a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid XII, h. 17. 
29M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

IX, h. 19. 
30M. Luthfi, “Membumikan al-Qur´an: Peluang dan Tantangan”, Jurnal al-Qalam 20, no. 

98 (Juli-Desember 2003), h. 22-24. 
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Upaya penafsiran al-Qur´an sesuai dengan konteks zaman 

menggambarkan betapa pentingnya rekonstruksi dan pembaharuan dalam ajaran 

Islam yang bersumber dari al-Qur´an sebab akan berpengaruh terhadap tingkah 

laku manusia yang otomatis dapat mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. Jika 

seorang menjadikan al-Qur´an sebagai pedoman dalam aktivitas kehidupan 

sehari-hari maka kondisi jiwanya akan sehat, namun jika bertentangan dengan 

nilai-nilai dalam ajaran al-Qur´an, pastinya akan menyebabkan terjadinya 

ketidakseimbangan dalam jiwanya sebab tidak mempunyai alat kontrol pada 

setiap perilakunya. 

Munculnya gerakan-gerakan pembaharuan Islam terutama menjelang abad 

ke-XX adalah dalam rangka memberikan respon terhadap tantangan-tantangan 

zaman. Dalam kaitannya dengan pembumian al-Qur´an, dapat dipahami bahwa di 

dalam struktur keagamaan Islam tidak dikenal dikotomi antara domain duniawi 

dan domain agama. Konsep tentang agama dalam Islam bukan semata-mata 

teologi yang serba berpikir teologis, akan tetapi nilai-nilai Islam pada dasarnya 

bersifat all embracing bagi penyertaan sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi 

dan budaya. Oleh karena itu, tugas terbesar umat Islam sesungguhnya adalah 

melakukan transformasi sosial dan budaya dengan nilai-nilai itu,31 dalam rangka 

membumikan al-Qur´an dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

Al-Qur´an mengungkapkan respon umat Islam dalam rangka 

membumikan dan mengamalkan ajaran-ajaran al-Qur´an terbagi menjadi tiga 

kategori, yaitu pertama, umat Islam yang masih zalim pada diri mereka sendiri 

disebut z}a>limun li nafsih, kedua, umat Islam yang pertengahan disebut muqtas}id, 

dan ketiga, umat Islam yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan 
 

31Kuntowijoyo, Paradigma Islam Untuk Aksi (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1994), h. 167. 
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disebut sa>biqun bi al-khaira>t. Ketiga kategori ini dapat dilihat dalam firman 

Allah swt. pada QS Fa>t}ir/35: 32 sebagai berikut. 

وْرَثْنَ  صَِدٌ وَمِنهْمُْ سَابِقٌ ثمُ  َ فمَِنهْمُْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنهُْمْ مُقْ ْنَا مِنْ عِبَادِ نَ اصْطَفَ ِ اَبَ ا ا الكِْ
يرُ ( ِ َ هُوَ الفَْضْلُ الْكَ ِ ِ ذَ ذْنِ ا ِ اتِ  يرَْ َ لْ ِ٣٢ (  

Terjemahnya: 

Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih 
di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi 
diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada (pula) yang lebih dahulu 
berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia 
yang besar.32 

لِنَفْسِهِ   ظَالِمٌ   yakni orang yang menganiaya dirinya sendiri disebabkan tidak 

mengambil bagian yang baik dan menyia-nyiakan kebaikan sehingga orang yang 

tidak memperbanyak ketaatan berarti telah menganiaya dirinya karena ia 

kehilangan banyak pahala, meskipun telah melaksanakan sesuatu yang 

diwajibkan Allah swt. dan menjauhi larangan-Nya. Adapun  ٌَصِد  yaitu orang مُقْ

yang pertengahan adalah mereka yang pertengahan dalam urusan agama, tidak 

condong kepada sisi yang berlebihan  dan tidak condong kepada sisi yang sangat 

kurang. Sedangkan ِات يرَْ َ لْ ِ  adalah orang yang lebih dahulu berbuat سَابِقٌ 

kebaikan dengan mendahului orang lain dalam urusan-urusan agama sehingga 

amal kebaikannya lebih banyak daripada perbuatan buruknya, maka golongan 

inilah yang terbaik dari yang lainnya.33 

Umat Islam di mana pun berada yang pada pundaknya diletakkan amanah 

al-Qur´an adalah pihak yang harus merasa berkepentingan untuk membumikan 

al-Qur´an, terutama dalam menerapkan sifat-sifat utama kepribadian yang 

diajarkannya untuk memelihara kesehatan jiwanya. Sebaliknya, umat Islam 

 
32Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 438. 
33Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Jilid IV (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kalam al-T{ayyib, 1414 H), h. 401. 
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jangan seperti umat yang diberikan al-Kitab, tetapi justru tidak memahami dan 

mengamalkan isi kitab sucinya, seperti digambarkan oleh Allah sebagai seekor 

keledai yang dibebani muatan tetapi keledai itu tidak mengetahui beban muatan 

yang ada dipunggungnya sebagaimana dapat dilihat pada firman Allah swt. 

dalam QS al-Jumu´ah/62: 5. 

لَُ الْقوَْ  سَْ مَ سْفَارًا بِ مِلُ  مِلوُهَا كمَثَلَِ الحِْمَارِ يحَْ لوُا التوْرَاةَ ثمُ لمَْ يحَْ نَ حمُِّ ِ لَُ ا ِمَ نَ كَذبوُا مِ ا
ُ لاَ يهَْدِي القْوَْمَ الظالِمِينَ ( ِ وَا تِ ا َ ٓ ) ٥بِ  

Terjemahnya: 

Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian 
mereka tidak membawanya (tidak mengamalkannya) adalah seperti 
keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk 
perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.34 
Kata  ِالْحِمَار yakni keledai dikenal sebagai lambang kebodohan, maka 

orang-orang Yahudi yang diberikan amanah untuk melaksanakan Taurat, antara 

lain kewajiban mempercayai Nabi Muhammad saw., diibaratkan dengan keledai 

yang bodoh. Mereka tidak memahami kedudukan kitab sucinya, sehingga mereka 

mengubahnya, dan mencampurkannya dengan hal-hal yang tidak logis serta 

menghapus sebagian petunjuknya. Akan tetapi pada saat yang sama, mereka 

menyatakan bahwa mereka mempertahankan kitab Taurat sehingga dari satu sisi 

mereka merasa memikul kitab suci itu, namun dari sisi lain karena mereka tidak 

memanfaatkannya, maka hanya beratnya saja yang mereka rasakan.35 

Keledai dimanfaatkan untuk tunggangan, mengangkut barang dan 

menarik kereta dengan kaki yang kecil dan kulit tebalnya sehingga keledai dapat 

bekerja di tempat yang berbatu dan kering. Jenis binatang ini termasuk pekerja 

 
34Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 553. 
35M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

XIV, h. 224-225. 
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yang rajin, namun jika sedang marah, ia bisa menjadi keras kepala dan meringkik 

dengan keras.36 Selain itu, keledai dikenal sebagai lambang kebodohan, sebab ia 

mau mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh manusia tanpa mengetahui 

beban yang dipikulnya. 

Dari penjelasan ayat di atas maka penulis memahami bahwa umat Islam 

juga bisa menjadi kaum yang amat buruk apabila mereka tidak mengamalkan al-

Qur´an di bumi sebagai sebuah amanah agar menjadi petunjuk atau pedoman 

dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya umat Islam akan berjaya dan jiwanya 

akan sehat, bahagia, tenang dan tenteram apabila secara nyata dapat 

membumikan ajaran-ajaran al-Qur´an sebagai hidayah Allah yang menjadi 

pengontrol tingkah laku manusia selama hidupnya. 

4. Muh}a>sabah al-Nafs  atau Introspeksi Diri 

Problematika kehidupan keluarga Muslim pada masa modern semakin 

meningkat sebagai konsekuensi logis dari kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang melahirkan era globalisasi informasi. Dengan demikian, 

tantangan yang dihadapi, baik dari diri sendiri, keluarga maupun lingkungan 

sekitar akan semakin kompleks dan menuntut persyaratan semakin pelik dan 

tinggi dalam mengatasinya. 

Kemajuan demikian ini menjadikan beberapa orang terlena dengan 

kehidupan dunia dan lupa mempersiapkan bekal akhiratnya sehingga tidak lagi 

mengharapkan pertemuan dengan Allah swt. Kepuasan yang seseorang dapatkan 

di dunia menjadikannya ingkar terhadap hari kebangkitan dan melupakan akhirat. 

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Yu>nus/10: 7-8. 

 
36Edia Permata, Ensikopedia Mini Hewan (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 50. 
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تِنَ  َ ٓ نَ همُْ عَنْ  ِ نوا بهِاَ وَا نيَْا وَاطْمَ لْحَيَاةِ ا ِ َ وَرَضُوا  رَْجُونَ لِقَاءَ نَ لاَ  ِ اَفِلوُنَ (ان ا   )٧ا 
وَاهمُُ الن  بُونَ (ولئَكَِ مَ كَْسِ ) ٨ارُ بِمَا كاَنوُا   

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya 
akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia 
serta merasa tenteram dengan (kehidupan) itu, dan orang-orang yang 
melalaikan ayat-ayat Kami. Mereka itu tempatnya ialah neraka, karena 
apa yang telah mereka lakukan.37 

Allah menggambarkan kerugian orang-orang kafir yang celaka yaitu 

mereka yang tidak percaya akan pertemuan dengan Allah pada hari kiamat. 

Mereka sedikit pun tidak menginginkan pertemuan itu, lebih senang dengan 

kehidupan dunia, merasa lebih nyaman di dalamnya, menganggap kehidupan 

dunia adalah segalanya bagi mereka. Hal demikian membuatnya lalai terhadap 

semua ayat-ayat Allah, bahkan sedikit pun tidak mencoba merenungkannya serta 

tidak mau mematuhi ayat-ayat-Nya. Orang-orang kafir itu, kediaman mereka di 

hari kiamat adalah neraka, sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan 

di dunia berupa dosa-dosa dan kejahatan.38 

Ayat di atas memberikan gambaran mengenai pentingnya muh}a>sabah atau 

memeriksa diri terhadap hal-hal yang dilakukan, baik positif maupun negatif 

sehingga dapat tercapai keseimbangan dalam hidup dengan menjadikan dunia 

sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. 

Disebabkan kealpaan manusia akan akhirat, yang membuatnya tenteram 

dan nyaman hidup di dunia mengikuti syahwat, kenikmatan dan keindahan dunia 

serta mereka lupa akan ayat-ayat Allah sehingga tempat kembalinya tidak lain 

 
37Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 209. 
38Abu> al-Fida>́  Isma>́ i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-

Qur´a>n al-´Az}i>m, Jilid IV (t.t.: Da>r T{ayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzi>´, 1999 M/1420 H), h. 249. 
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adalah neraka yang menjadi persinggahan terakhir sebagai balasan terhadap apa 

yang selalu dikerjakannya ketika di dunia.39 

Muh}a>sabah berkaitan erat dengan manajemen diri atau self management, 

yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu perencanaan 

atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan 

pengawasan atau evaluasi atau controlling.40 Salah satu contoh ayat yang 

menggambarkan bahwa Allah swt. mengajarkan kepada manusia untuk membuat 

perencanaan yakni QS al-H{asyr/59: 18. 

ِيرٌ َ  َ خَ َ ان ا َ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدَمَتْ لِغَدٍ وَاتقُوا ا وُا اتقُوا ا مَٓ نَ  ِ  بِمَا تعَْمَلوُنَ  يهَا ا
)١٨ (  

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah 
Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.41 
Ayat di atas mengandung dua kali perintah untuk bertakwa, yaitu 

pertama, Allah mengajak orang-orang yang beriman untuk bertakwa dengan 

melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai kemampuan masing-masing 

individu dan meninggalkan larangan-larangan-Nya secara maksimal atau 

totalitas. Kedua, perintah bertakwa dimaksudkan agar setiap orang senantiasa 

muh}a>sabah dengan mengecek, mengevaluasi dan memperbaiki serta 

menyempurnakan kekurangan-kekurangannya.42 

 
39Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj, 

diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid VI, 
h. 124. 

40M. Manullang, Dasar-dasar Manajemen (Cet. VII; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 
19. 

41Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 548. 

42M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 
XIV, h. 129-130. 
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Abdullah dalam bukunya mengutip pandangan Ibnu Quda>mah yang 

menganjurkan agar muh}a>sabah dilakukan setiap pagi dan sore hari. Pada pagi hari 

untuk memperkuat jiwa dan memastikan bahwa hari ini telah bekerja sungguh-

sungguh dengan ikhlas karena Allah swt. sementara sore hari untuk mengevaluasi 

mengenai kekurangan perilaku dan perbuatan, serta ucapan dan hati. Beliau juga 

mengutip pendapat ulama tasawuf bahwa muh}a>sabah dilakukan setiap malam 

menjelang tidur melalui dua hal utama, yaitu pertama, muh{a>sabah tentang hal-

hal positif yang telah dilakukan hari ini untuk membangun komitmen dan tekad 

agar esok hari dapat meningkatkannya, kedua, muh{a>sabah mengenai hal-hal 

negatif bahwa kekurangan dan kesilapan hari ini akan diperbaiki dan tidak 

terulang esok hari.43 

Introspeksi diri mencakup segala hal yang berkaitan, baik di dunia 

maupun di akhirat kelak sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Qas}as}/28: 

77 tentang pentingnya mengukur kebahagiaan hidup di akhirat dan kenikmatan 

duniawi yang dianugerahkan Allah swt. yang tentunya akan dimintai 

pertanggung jawabannya. 

نيَْا وَ  سَْ نصَِيبَكَ مِنَ ا خِٓرَةَ وَلاَ تَ ْ ارَ ا ُ ا كَ ا َ ٓ ُ اليَْكَ وَلاَ تبَْغِ  وَابتَْغِ فِيماَ  حْسَنَ ا  َ َ حْسِنْ 
نَ ( ب الْمُفْسِدِ َ لاَ يحُِ رْضِ ان ا ْ )  ٧٧الفَْسَادَ فيِ ا  

Terjemahnya: 

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, 
Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.44 

 
43Abdullah, The Power of Muh}a>sabah: Manajemen Hidup Bahagia Dunia Akhirat (Cet. I; 

Medan: Perdana Mulya Sarana, 2016), h. 6. 
44Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 394. 
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Banyak pandangan mengenai penafsiran ayat di atas, maka M. Quraish 

Shihab memberikan tiga konsep hidup seimbang dalam memahami ayat ini agar 

tidak terjadi kekeliruan, antara lain sebagai berikut. 

a. Pertama, dalam pandangan Islam ditemukan bahwa hidup duniawi dan 

ukhrawi merupakan satu kesatuan karena dunia menjadi tempat menanam 

sedangkan akhirat sebagai tempat menuai. Segala sesuatu yang telah 

diperbuat di dunia, maka akan dipetik buahnya di akhirat. 

b. Kedua, setiap Muslim perlu menjadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia 

hanyalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini terlihat dari 

perintah ayat di atas agar mencari dengan penuh kesungguhan untuk 

kebahagiaan akhirat, serta penyebutan akhirat lebih dulu daripada dunia. 

c. Ketiga, dalam konteks kebahagiaan akhirat, ayat di atas menggunakan 

redaksi yang bersifat aktif dan menekankan untuk bersungguh-sungguh. 

Sementara untuk kebahagiaan dunia berbentuk pasif, sebagai tanda bahwa 

keduanya berbeda.45 

Introspeksi diri adalah fenomena yang sehat dalam kehidupan seorang 

Muslim karena seseorang secara otomatis akan menyadari kekurangannya, 

mengetahui letak-letak kelemahan dirinya atau kesalahan yang akan dan telah 

dilakukannya, serta senantiasa mencermati makanan dan pakaian yang 

didapatkannya.46 Salah satu hadis yang berkaitan dengan pentingnya muh}a>sabah, 

sebagaimana sabda Rasulullah saw. sebagai berikut. 

 
45M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid X, 

h. 407-408. 
46Ahmad Umar Hasyim, Identitas dan Jati Diri Muslim (Jawa Barat: Akademik 

Pressindo, 2016), h. 98. 
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ْنُ قَ  دثنَاَ حُسَينُْ  َ بوُ مِحْصَنٍ قَالَ:  نُْ نمَُيرٍْ  دثنَاَ حُصَينُْ  َ ْنُ مَسْعَدَةَ قاَلَ:  يْدُ  دثنََا حمَُ ْسٍ  َ
حٍ، َ بيِ رَ ْنُ  دثنَاَ عَطَاءُ  َ ُ   الرحَبيِ قَالَ:  نِْ مَسْعُودٍ، عَنِ النبيِِّ صَلى ا ْنِ عمَُرَ، عَنْ ا عَنْ ا

سٍ،  لَ عَنْ خمَْ سُْ ِّهِ حَتى  اَمَةِ مِنْ عِنْدِ رَب دَٓمَ يوَْمَ القِ ْنِ  زَُولُ قَدَمُ ا عَنْ  لَيَْهِ وَسَلمَ قاَلَ: «لاَ 
بْ  بَابِهِ فِيمَ  اَهُ، وَعَنْ شَ فْ رِهِ فِيمَ  »:  عمُُ لمََِ لَ فِيماَ  نفَْقهَُ، وَمَاذَا عمَِ بَهُ وَفِيمَ  سََ ْنَ اكْ ِ مِنْ  ِ لاَهُ، وَمَا

لَيَْهِ وَسَلمَ الا   ُ ْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النبيِِّ صَلى ا دِيثِ ا َ دِيثٌ غرَيِبٌ لاَ نعَْرفِهُُ مِنْ  َ مِنْ  «هَذَا 
ْسٍ،  نِْ قَ دِيثِ الحسَُينِْ  َلِ حِفْظِهِ» وَفيِ البَاب  َ سٍْ يضَُعفُ فيِ الحدَِيثِ مِنْ قِ ْنُ قَ وَحُسَينُْ 

بيِ سَعِيدٍ 47 رَْزَةَ، وَ بيِ   عَنْ 

Artinya: 

Nabi Muhammad saw. berkata: “Tidaklah kedua telapak kaki seorang 
hamba (melangkah) di sisi Allah pada hari kiamat hingga ia ditanya 
mengenai lima perkara, antara lain: tentang umurnya, untuk apa 
dihabiskannya? Masa mudanya, digunakan untuk apa? Hartanya, dari 
mana ia mendapatkannya? Untuk apa ia membelanjakannya? Dan apa 
yang telah ia amalkan dari apa yang dia ketahui (dari ilmunya)?”. 
Seorang Mukmin yang bertakwa kepada Tuhannya akan senantiasa 

memeriksa dirinya karena menyadari bahwa hawa nafsunya tidak akan pernah 

membiarkan dirinya berjalan menuju kebaikan. Ada banyak cara yang digunakan 

nafsu syahwat untuk menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran, maka 

evaluasi diri menjadi hal penting untuk tetap menjaga keseimbangan diri agar 

selalu berada pada jalan yang benar.48 

Setiap orang tentu ingin meraih kesuksesan, kedamaian dan kebahagiaan 

dalam hidupnya yaitu bentuk kebahagiaan hakiki yang hanya akan dirasakan 

apabila terbangun pola hidup yang seimbang, sebab jiwa yang sehat dapat 

tercapai dengan adanya keseimbangan. Sebagaimana alam pun diciptakan oleh 

Allah swt. dalam keseimbangan, sehingga pada saat alam dirusak oleh manusia, 

 
47Muh}ammad bin ´I<sa> bin Su>rah bin Mu>sa> bin al-D{ah}h}a>k al-Tirmiz|i>, Sunan al-Tirmiz|i>, 

Jilid IV (Cet. II; Mis}r: Syirkah Maktabah wa Mat}ba´ah Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{alabi>, 1975 M/1395 
H), h. 612. 

48Lalu Heri Afrizal, Ibadah Hati (Jakarta: Hamdalah, 2008), h. 430-431. 
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maka manusia akan menerima akibatnya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi 

manusia agar senantiasa introspeksi diri setiap saat, dengan mengecek segala 

bentuk tingkah lakunya baik hubungan kepada Allah, hubungan dengan sesama 

manusia maupun hubungan terhadap alam sekitar agar keseimbangan dalam 

hidup tetap terjaga. 

5. Bersyukur sebagai Tolok Ukur Kebahagiaan 

Konteks modern saat sekarang ini, problematika syukur yang dialami dan 

dirasakan oleh manusia menjadi penting untuk dicermati kembali dalam upaya 

bersungguh-sungguh menuju jalan yang lurus karena Allah swt. adalah tujuan 

hidup setiap ciptaan-Nya. Syukur seringkali dimulai sekaligus dipengaruhi oleh 

epistemologi kesadaran akal pikiran manusia serta hati dan perasaannya yang 

berpengaruh dalam praktik bahasa agama setiap pribadi manusia.49 

Kata syukur merupakan bentuk mas}dar dari kata kerja  َشَْكُرُ  – شَكَر  شُكْرًا – 

ً  – وَشُكُوْرًا –  Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya> menyebutkan empat makna 50.وَشُكْرَا

dasar dari kata  َشَكَر, yaitu pertama, pujian karena adanya kebaikan yang 

diperoleh, kedua, kepenuhan dan kelebatan, ketiga, sesuatu yang tumbuh di 

tangkai pohon yakni parasit, keempat, pernikahan atau alat kelamin.51 

M. Quraish Shihab memberikan tanggapan mengenai pengertian di atas 

dengan menafsirkan bahwa kedua makna terakhir dapat dikembalikan dasar 

pengertiannya kepada kedua makna terdahulu. Makna ketiga sejalan dengan 

makna pertama yang menggambarkan kepuasan dengan yang sedikit, sedangkan 

 
49Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik 

(Jakarta: Paramadina, 1996), h. 89-99. 
50M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur´an: Tafsir Maudhu´i atas Pelbagai Persoalan 

Umat (Bandung: Mizan, 1996), h. 215-220. 
51Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, Mu´jam Maqa>yi>s al-Lugah, Jilid III (t.t.: 

Da>r al-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 207. 
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makna keempat sejalan dengan makna kedua karena melalui pernikahan atau alat 

kelamin sehingga dapat melahirkan banyak anak.52 Dengan demikian, makna-

makna di atas dapat diartikan sebagai penyebab dan dampaknya, sehingga kata 

syukur mengisyaratkan bahwa seseorang yang merasa puas dengan yang sedikit, 

maka ia akan memperoleh yang banyak, lebat dan subur. 

Pendapat lain menjelaskan bahwa kata  َشَكَر mengandung arti yaitu 

gambaran dalam benak tentang nikmat dan menampakkannya ke permukaan. 

Kata ini secara bahasa berarti  ُالْكَشْف yakni membuka, merupakan lawan dari 

kata  َكَفَر berarti menutup yang salah satu artinya adalah melupakan nikmat dan 

menutup-nutupinya.53 Dengan demikian, hakikat syukur adalah menampakkan 

nikmat dengan menggunakannya sesuai tempat dan sesuai dengan yang 

dikehendaki oleh pemberinya, sementara hakikat kekufuran adalah 

menyembunyikannya. 

Dari beberapa pengertian syukur di atas, maka penulis memahami bahwa 

ruang lingkup syukur adalah segala sesuatu, baik yang telah diterima, yang 

sedang diterima maupun yang belum diterima. Selain itu, seseorang juga perlu 

bersyukur atas nikmat Iman dan Islam, bersyukur atas nikmat kesehatan, 

bersyukur atas nikmat umur, bersyukur atas nikmat ilmu, bersyukur atas nikmat 

memiliki orang tua, bersyukur atas nikmat pasangan hidup, bersyukur atas 

nikmat memiliki keluarga, bersyukur atas nikmat harta dan bersyukur atas 

nikmat memiliki anggota tubuh.54 

 
52M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur´an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, 

h. 215-220. 
53Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Al-Mufrada>t fi> Gari>b al-

Qur´a>n (Cet. I; Bairu>t: al-Da>r al-Sya>miyah, 1412 H), h. 461. 
54Syafii Al-Bantanie, Dahsyatnya Syukur (Jakarta: Qultum Media, 2009), h. 98-177. 
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Banyak sekali ayat al-Qur´an yang memerintahkan seseorang agar selalu 

bersyukur kepada Allah swt. sebagai salah satu cara untuk dapat hidup dengan 

aman dan tenteram serta terpenuhi segala kebutuhan. Namun seseorang yang 

ingkar terhadap nikmat Allah maka pasti akan diliputi ketakutan yang 

membuatnya tidak tenang, sebagaimana Allah memberikan perumpamaan seperti 

penduduk sebuah negeri melalui firman-Nya pada QS al-Nah}l/16: 112. 

ِيهاَ رِزْقُ  َ ةًَ مُطْمَئِنةً ي مِٓ لاًَ قرَْيةًَ كاَنتَْ  ُ مَ بَ ا ِ وَضرََ نعُْمِ ا دًَا مِنْ كلُِّ مَكاَنٍ فكََفَرَتْ بِ هَا رَ
ُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالخَْوْفِ بِمَا كاَنوُا يصَْنَعُونَ ( ذَاقَهَا ا )١١٢فَ  

Terjemahnya: 

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri 
yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki datang kepadanya melimpah 
ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)-nya mengingkari nikmat-
nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana 
kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat.55 

Allah swt. menyebutkan gambaran sebuah negeri agar menjadi ibrah dan 

pelajaran bagi orang-orang setelahnya sebab tempat terkadang dideskripsikan 

dengan apa yang ada di dalamnya. Negeri tersebut aman dari musuh, tenang dan 

tenteram tanpa dihinggapi rasa ketakutan, rezekinya datang dengan melimpah, 

mudah dan luas dari segenap penjuru negeri. Lalu penduduknya kufur terhadap 

nikmat-nikmat Allah swt. sehingga ditimpakan kelaparan dan ketakutan yang 

meliputi mereka, mengubah kondisi aman mereka dengan ketakutan, mengganti 

kondisi makmur mereka dengan kelaparan dan kefakiran, mengubah kebahagiaan 

mereka dengan kesedihan dan penderitaan. Mereka pun merasakan pahitnya 

hidup setelah sebelumnya bergelimangan dalam keluasan dan kelapangan hidup 

disebabkan perbuatan-perbuatan mungkar mereka.56 

 
55Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 280. 
56Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj, 

diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 
VII, h. 493. 
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Penafsiran ayat-ayat tentang syukur yang tersebar dalam al-Qur´an 

menginspirasi pelakunya untuk menafsirkan secara kontekstual agar tidak 

terjebak pada pemahaman yang sempit dan kaku, sehingga lebih bermakna dan 

bermanfaat secara pribadi, sosial, spiritual, dan profesional. Secara pribadi 

penafsiran syukur membuat pelakunya semakin saleh di mata Allah swt., secara 

sosial membuat orang semakin peduli dan peka atas masalah sosial yang terjadi, 

secara spiritual ayat syukur membuat individu semakin suka mengucapkan 

kalimat Allah dalam rangka beriman kepada-Nya, dan secara profesional syukur 

dapat ditafsirkan sesuai dengan kerja dan kinerja masing-masing demi 

kesuksesan hidupnya.57 

Secara praktis, ekspresi syukur dapat diwujudkan dengan memanfaatkan 

segala yang dimiliki untuk kebaikan-kebaikan bagi diri, keluarga, masyarakat, 

bangsa, negara dan orang-orang sekitar. Banyak ayat yang mengungkapkan 

makna syukur dalam al-Qur´an selain yang telah peneliti paparkan di atas, salah 

satunya dalam QS Ibra>hi>m/14: 7. 

ذََابيِ لشََدِيدٌ ( وَاذْ  كمُْ وَلئنَِْ كَفَرْتمُْ ان  زِيدَ َ ذنَ رَكمُْ لئنَِْ شَكَرْتمُْ  ) ٧تَ  

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 
kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”.58 

Sesungguhnya bersyukur atas nikmat adalah dalil bagi lurusnya barometer 

dalam jiwa manusia, sehingga jiwa yang senantiasa bersyukur kepada Allah swt. 

atas nikmat-Nya akan selalu mendekatkan diri kepada-Nya dalam 

mendayagunakan kenikmatan tersebut dengan tidak disertai pengingkaran 

 
57Choirul Mahfud, “The Power of Syukur: Tafsir Kontekstual Konsep Syukur dalam al-

Qur´an”, Jurnal Episteme 9, no. 2 (Desember 2014), h. 385-386. 
58Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 256. 
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terhadap nikmat, perasaan menang dan unggul atas makhluk, serta 

pendayagunaan nikmat untuk melakukan kekejian, kejahatan, tindakan kotor dan 

perusakan.59 

M. Quraish Shihab memberikan langkah-langkah yang dapat ditempuh 

untuk bersyukur kepada Allah swt. yang mencakup tiga sisi, yaitu pertama, 

syukur dengan hati yakni kepuasan batin atas anugerah Allah, kedua, syukur 

dengan lidah yakni mengakui pemberian Allah dan senantiasa memuji 

pemberinya, ketiga, syukur dengan perbuatan yakni memanfaatkan anugerah 

yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya.60 

Informasi tentang syukur dapat dijumpai dari berbagai sumber, khususnya 

dalam al-Qur´an yang secara nyata menjelaskan dan membuktikan kepada semua 

manusia tentang syukur dari satu masa ke masa yang lain. Kesimpulan yang 

ditemukan adalah bahwa syukur menjadi kunci kebahagiaan dan kesuksesan 

apabila setiap manusia mampu mengamalkannya secara maksimal. 

Kesulitan untuk menemukan letak kebahagiaan sebab seseorang sering 

terkecoh dengan sesuatu yang menyamar sebagai kebahagiaan yaitu kesenangan 

atau kesuksesan. Kebahagiaan berbeda dengan kesuksesan, karena kesuksesan 

adalah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sedangkan kebahagiaan adalah 

menginginkan sesuatu yang didapatkan. Adapun di antara perbedaan keduanya 

bahwa sukses lebih berdimensi fisik sedangkan bahagia berdimensi spiritual, 

sukses ukurannya kuantitas atau jumlah sedangkan kebahagiaan ukurannya pada 

kualitas, sukses dicapai pada akhir perjalanan sedangkan bahagia dapat diperoleh 

 
59Sayyid Qut}b, Fi> Z{ila>l al-Qur´a>n, Jilid IV (Al-Qa>hirah: Da>r al-Syuru>q, t.th.), h. 2088-

2089. 
60M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur´an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, 

h. 215-220. 
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dalam perjalanan, kesuksesan seringkali berada di luar diri sedangkan 

kebahagiaan terletak di dalam diri manusia.61 

Arvan Pradiansyah mengemukakan tujuh pilar kebahagiaan, tiga hal 

berhubungan dengan diri sendiri yaitu sabar, syukur, dan sederhana, tiga hal 

lainnya berkaitan dengan hubungan terhadap orang lain, yaitu love atau kasih, 

giving atau memberi, dan forgiving atau memaafkan, serta satu hal terakhir 

adalah yang berkaitan dengan Tuhan, yaitu surrender atau pasrah.62 

Al-Qur´an begitu menarik ketika mengungkapkan term bahagia dalam 

ayat-ayatnya yang dalam konteks surga menggunakan term السعَادَة, sedangkan 

saat berbicara dalam konteks dunia hanya menggunakan term نَة  yakni حَسَ

keadaan baik. Hal ini menandakan bahwa kebahagiaan manusia di dunia hanya 

mencapai keadaan baik, sementara di akhirat terletak kebahagiaan yang hakiki.63 

Penggunaannya dalam konteks dunia dan akhirat dapat dilihat pada QS al-

Baqarah/2: 201 dan QS Hu>d/11: 108. 

ذََابَ النارِ ( اَ  نَةً وَقِ خِٓرَةِ حَسَ ْ نَةً وَفيِ ا نيَْا حَسَ تِٓناَ فيِ ا ) ٢٠١وَمِنهُْمْ مَنْ يقَُولُ رَبنَا   
Terjemahnya: 

Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab 
neraka”.64 

رْضُ الا مَا شَاءَ رَبكَ  ْ نَ فِيهاَ مَا دَامَتِ السمَاوَاتُ وَا ِ ِ ا َ نَ سُعِدُوا ففَِي الجَْنةِ  ِ ما ا عَطَاءً    وَ
ذُوذٍ ( ْ ) ١٠٨يرََْ مَ  

 

 
61Abdullah, The Power of Muh}a>sabah: Manajemen Hidup Bahagia Dunia Akhirat, h. 86-

87. 
62Arvan Pradiansyah, The 7 Laws of Happiness: Tujuh Rahasia Hidup yang Bahagia 

(Bandung: Kaifa, 2009), h. 111. 
63Rif´at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur´ani, h. 174. 
64Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 31. 
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Terjemahnya: 

Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka (tempatnya) di dalam 
surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika 
Tuhanmu menghendaki (yang lain), sebagai karunia yang tidak ada putus-
putusnya.65 

Oleh karena itu, seseorang yang senantiasa bersyukur terhadap segala 

sesuatu, maka jiwanya akan merasa bahagia yakni merasakan suasana baik dan 

menyenangkan, serta menggembirakan, di mana segala hal yang telah diraih 

dalam kehidupan di dunia sesuai dengan keinginannya di akhirat kelak, sehingga 

tingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari mencerminkan kesehatan jiwa yang 

positif. 

6. Isti´a>z|ah atau Memohon Perlindungan, Pemeliharaan dan Penjagaan 

Salah satu upaya untuk memahami Islam secara sempurna atau ka>ffah 

adalah memahami isi kandungan al-Qur´an dan mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari dengan penuh kesungguhan dan konsisten.66 Sebagaimana 

diketahui bahwa al-Qur´an dapat menyampaikan keterangannya kepada kalangan 

yang sangat luas dengan menggunakan kalimat yang singkat, dan memberikan 

jawaban terhadap semua pertanyaan serta mampu memberi pengaruh kepada 

setiap hati dan jiwa yang mencari kebenaran.67 Oleh karena itu, seseorang 

membutuhkan perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan dari Allah swt. dalam 

menciptakan kesehatan jiwa agar terhindar dari sesuatu hal yang dapat merusak 

kualitas jiwanya. 

 
65Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 233. 
66Said Agil Husin Al-Munawar, Al-Qur´an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 3. 
67Muhammad Fathullah Gulen, Cahaya al-Qur´an (Jakarta: Republika, 2012), h. 12. 
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Kata تِعَاذَة اَذَ  berasal dari اسْ تِعَاذُ  – وَتعَُوْذُ  – وَمُعَاذًا – وَعِيَاذًا – عَوْذًا –   yang وَاسْ

diartikan berlindung atau mencari perlindungan.68 Selain itu, Ah}mad bin Fa>ris 

bin Zakariya> juga mengungkapkan bahwa  ٌعَوْذ merupakan kata yang berasal dari 

huruf   ُال  yang berarti suatu proses permohonan perlindungan yang الْعَينُْ وَالوَْاوُ وَا

menyebabkan sesuatu yang berbahaya menyatu dengan perlindungannya, 

kemudian diseret ke dalam hal yang dapat melindungi, sehingga akan tetap 

terjaga keamanannya.69 

Seseorang yang meminta perlindungan kepada Allah menandakan bahwa 

dia senantiasa ingat kepada-Nya dan mengakui kekuasaan-Nya, baik di dunia 

maupun di akhirat. Banyak ayat yang berbicara tentang perintah untuk selalu 

mengingat Allah pada segala macam bentuk aktivitas yang dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari agar hati menjadi tenteram sehingga melahirkan kualitas 

jiwa yang sehat. Hal tersebut telah diungkapkan oleh Allah swt. melalui firman-

Nya dalam QS al-Ra´d/13: 28. 

ِ تطَْمَئنِ القُْلوُبُ ( لاَ بِذِكْرِ ا  ِ وُا وَتطَْمَئنِ قُلوُبهُُمْ بِذِكْرِ ا مَٓ نَ  ِ )  ٢٨ا  
Terjemahnya: 

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati 
menjadi tenteram.70 

Ketenangan dan ketenteraman yang dimaksud dalam ayat di atas tidak 

lain adalah mengingat Allah swt. dengan lisan mereka, seperti membaca al-

Qur´an, tas}bi>h}, tah}mi>d, takbir maupun tauhid, atau dengan mendengarkannya 

dari orang lain. Adapun dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah dan 

 
68Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap, h. 984. 
69Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, Mu´jam Maqa>yi>s al-Lugah, Jilid IV, h. 

183. 
70Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 252. 
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kedetilan ciptaan-Nya juga dapat mendatangkan ketenteraman, namun tidak 

seperti ketenteraman dengan mengingat Allah, demikian makna dari pengulangan 

kata ketenangan sekaligus pembatasan dari redaksi tersebut.71 

Sifat yang paling dasar pada manusia adalah membutuhkan perlindungan, 

pemeliharaan dan penjagaan dari ancaman kejahatan, baik yang dilakukan oleh 

jin maupun manusia, sebab rasa aman merupakan kebutuhan dasar setiap 

manusia.72 Allah swt. menjelaskan dalam al-Qur´an tentang larangan keberadaan 

manusia yang meminta perlindungan kepada makhluk-Nya karena hanya akan 

membuat makhluk yang dimintai pertolongan menjadi semakin sombong, 

sebagaimana digambarkan dalam QS al-Jinn/72: 6 sebagai berikut. 

الٍ مِنَ الجِْنِّ فزََادُوهمُْ رَهَقًا ( َ ِرِ سِْ يعَُوذُونَ  الٌ مِنَ الاْ َ نهُ كاَنَ رِ ) ٦وَ  

Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia 
yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi 
mereka (Jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.73 

Ayat di atas menunjukkan adat kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyyah 

yang memohon perlindungan kepada pembesar tempat tersebut dari gangguan Jin 

jahat agar tidak tertimpa sesuatu yang mencelakai mereka. Jika salah seorang 

dari mereka memasuki negeri musuh-musuhnya, mereka meminta perlindungan, 

jaminan dan keamanan dari pembesar negeri tersebut. Ketika jin melihat bahwa 

manusia memohon perlindungan kepada mereka karena ketakutan manusia 

terhadap mereka, maka mereka menambahi dosa, ketakutan, dan kengerian dalam 

 
71Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Jilid III, h. 97. 
72Achmad Turam, Kiat Menghindari Kejahatan (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

1995), h. xi. 
73Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 572. 
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diri manusia agar menjadi takut kepada Jin, sehingga banyak memohon 

perlindungan kepada mereka.74 

Petunjuk-petunjuk dalam al-Qur´an adakalanya berbentuk perintah, 

larangan, kisah umat terdahulu maupun yang lainnya. Salah satu fungsi al-Qur´an 

sebagai petunjuk adalah perintah bagi manusia agar senantiasa meminta 

perlindungan-Nya, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nah}l/16: 98. 

ِ مِنَ الشيْطَانِ الرجِيمِ (فاَذَا قرََتَ  ِ تَعِذْ  )٩٨القُْرْنَٓ فاَسْ  

Terjemahnya: 

Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca al-Qur´an, 
mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.75 

Apabila hendak membaca al-Qur´an, maka seseorang diperintahkan agar 

memohon perlindungan kepada Allah swt. dari tindakan setan yang menghalang-

halangi untuk merenunginya dan mengamalkan sesuatu yang terkandung di 

dalamnya. Oleh karena itu, bukanlah hal yang dikehendaki ketika memohon 

perlindungan setelah membaca al-Qur´an, namun yang diperintahkan adalah 

sebelum membacanya.76 

Sebagai makhluk lemah yang dihadapkan oleh berbagai masalah dalam 

kehidupan, maka manusia akan mencari perlindungan sebagai tameng dalam 

hidupnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah yang terjadi salah satunya 

sebagai akibat yang ditimbulkan karena adanya gesekan dalam hubungan antar 

sesama manusia. Gesekan-gesekan itu bukanlah kehendak manusia secara murni 

melainkan adanya faktor dari luar yang tidak lain adalah godaan dari para setan 

 
74Abu> al-Fida>́  Isma>́ i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-

Qur´a>n al-´Az}i>m, Jilid VIII, h. 239. 
75Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 278. 
76Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi´ li Ah}ka>m al-Qur´a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid X, h. 174-175. 
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yang akan terus mengajak manusia menuju jalan yang tidak diridai oleh Allah 

swt.77 

Selain perintah yang ditemukan dalam ayat al-Qur´an, dianjurkan bagi 

seseorang agar senantiasa memohon perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan 

kepada Allah swt. dalam berbagai kondisi dan tindakan, salah satunya dalam 

keadaan marah seperti yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw. sebagai 

berikut. 

َد  بِتٍ،  َ نِْ  دَِيِّ  عمَْشِ، عَنْ  دثنََا جَرِرٌ، عَنِ ا َ ةََ،  ْ بيِ شَ ْنُ  دثنَاَ عُثمَْانُ  ْنُ  َ ثنََا سُليَْمَانُ 
دُهمَُا  َ لوُسٌ، وَ ُ نُ عِنْدَهُ  لَيَْهِ وَسَلمَ وَنحَْ لاَنِ عِنْدَ النبيِِّ صَلى اللهُ  ُ بَ رَ دٍ، قاَلَ: اسْ سَُب  صرَُ

لَيَْهِ وَسَلمَ: " هُ، فقََالَ النبيِ صَلى اللهُ  ُ ْ هَُ، مُغْضَبًا قدَِ احمَْر وَ مَةً، لوَْ قَالهَاَ   صَاحِ ْلمَُ كلَِ َ انيِّ 
سَْمَعُ  لاَ  لِ:  ُ ِلر ِ مِنَ الشيْطَانِ الرجِيمِ " فقََالوُا  ِ عُوذُ  دُ، لوَْ قاَلَ:  هَبَ عَنْهُ مَا يجَِ َ مَا يقَُولُ   َ

لَيَْهِ وَسَلمَ؟ قَالَ: انيِّ لسَْتُ بِمَجْنُونٍ 78  النبيِ صَلى اللهُ 
Artinya: 

Nabi Muhammad saw. bersabda: “Sesungguhnya saya benar-benar 
mengetahui suatu kalimat yang apabila seseorang mengucapkannya, maka 
akan hilanglah kemarahan dalam dirinya”. Yaitu dengan berkata: 
“Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang 
terkutuk”. 

Ada dua hal mendasar yang dapat dilakukan manusia untuk mengobati 

dirinya ketika marah, yaitu, pertama, membekali diri dengan pengetahuan yang 

membahas tentang bahaya marah dan dampaknya, serta pengetahuan akan 

 
77Safa´at Ariful Hudha, “Pola Interaksi Perlindungan Allah swt. terhadap Manusia dari 

Gangguan Syaitan”, Jurnal Ilmiah Pesantren 5, no. 1 (Januari-Juni 2019), h. 637. 
78Muh}ammad bin Isma>´i>l Abu> ´Abd Alla>h al-Bukha>ri> al-Ju´fi>, Al-Ja>mi´ al-Musnad al-

S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ´Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa 
Ayya>mihi: S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Jilid VIII (Cet. I; t.t.: Da>r T{u>q al-Naja>h, 1422 H), h. 28. 
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keutamaan bagi mereka yang dapat mengendalikan amarahnya, kedua, senantiasa 

memohon perlindungan kepada Allah swt. dari buruknya sifat marah.79 

Bentuk tingkah laku manusia yang buruk dapat terjadi karena seseorang 

mendapat bisikan-bisikan kejahatan yang masuk ke dalam jiwanya, sehingga 

larut dalam kemaksiatan. Menjadi kesalahan yang besar jika manusia hanya diam 

menyaksikan musuh yang begitu kuat bersemayam dalam diri, maka seseorang 

perlu bertindak dengan memohon pertolongan Allah swt. agar jiwa manusia tidak 

tersungkur dalam kesesatan. 

B. Urgensi Menciptakan Kesehatan Jiwa dalam al-Qur´an 

1. Menghidupkan Hati 

Pembahasan tentang jiwa manusia tidak akan terlepas dari keterkaitannya 

dengan kedudukan dan fungsi hati yang sangat penting sebagai penggerak dan 

pengontrol anggota tubuh lainnya dengan melihat potensi-potensi untuk selalu 

mengarahkan manusia ke arah kebaikan. Seseorang yang memiliki 

kecenderungan jiwa yang sehat, maka akan menciptakan ketenangan di dalam 

hatinya sehingga menghadirkan tingkah laku positif dalam aktivitas sehari-hari. 

Secara etimologi, dalam al-Qur´an kata hati diungkapkan dengan term 

 dengan makna membalik, karena sifatnya قلَبََ  yang terbentuk dari akar kata قلَبٌْ 

yang seringkali berubah-ubah, sekali senang sekali susah, sekali setuju dan sekali 

menolak sehingga sangat berpotensi untuk tidak konsisten.80 

 
79Muh}ammad Ra>tib al-Na>bulsi>, Mausu>´ah al-I´ja>z al-´Ilmi> fi> al-Qur´a>n wa al-Sunnah, 

diterjemah oleh Syarif Hade Masyah, dkk, Ensiklopedia Mukjizat al-Qur´an dan Hadis, Jilid VII 
(Cet. III; Jakarta: Sapta Sentosa, 2009), h. 73-74. 

80M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur´an: Tafsir Maudhu´i atas Pelbagai Persoalan 
Umat, h. 288. 
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Selain itu, dalam beberapa kamus disebutkan bahwa hati adalah segumpal 

daging yang lonjong terletak dalam rongga dada sebelah kiri yang menjadi pusat 

peredaran darah dalam tubuh manusia dan dikatakan sebagai  ٌقلَْب karena sifatnya 

yang bolak-balik.81 

Secara terminologi, hati mempunyai dua makna yaitu: pertama, salah satu 

anggota tubuh manusia yang terletak di bagian kiri atas rongga perut sebagai 

salah satu anugerah Allah swt. yang diberikan kepada manusia yang mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dan utama sebagai penggerak dan pengontrol 

anggota tubuh lainnya oleh karena itu, apabila hati jasmani ini baik maka 

anggota badan yang lainnya akan ikut baik, demikian sebaliknya.82 Kedua, yang 

memancarkan kehangatan dan mempunyai hubungan erat dengan hati jasmani 

yang disebut latifah rabbaniyyah ruh}aniyyah sebagai hati rohani. Jenis hati inilah 

yang menjadi hakikat manusia untuk menangkap segala rasa dan dapat 

mengetahui serta mengenal segala sesuatu.83 Oleh karena itu, Abu> al-H{usain 

Ah}mad bin Fa>ris menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan  ٌقلَْب yaitu   الِص
 yang merupakan inti dari segala sesuatu dan yang paling utama.84 شيَءٍ وشرَيفِه

Kebanyakan kalangan masyarakat awam memaknai  ٌقلَْب sebagai hati 

yaitu sesuatu yang dapat dilihat secara kasat mata. Namun,  ٌقلَْب dalam dunia 

medis yang disebut dengan hati amatlah berbeda dengan pengungkapan dalam al-

Qur´an dan hadis nabi. Meskipun demikian, terkadang al-Qur´an dan hadis nabi 

 
81´Ali> bin al-H{asan al-Huna>i> al-Azadi>, Al-Munajjad fi> al-Lugah (Cet. II; Al-Qa>hirah: 

´A<lim al-Kutub, 1988 M), h. 648. 
82Zumroh, Tombo Ati: Upaya Membersihkan Qalbu dari Kuman-kuman Penyakit (Cet. I; 

Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), h. 11. 
83Rizal Ibrahim, Menghadirkan Hati (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003), h. 87. 
84Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, Mu´jam Maqa>yi>s al-Lugah, Jilid V, h. 

17. 
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memaknai  ٌْقلَب sebagai jantung yakni kelenjar terbesar dalam tubuh manusia.85 

Jantung adalah organ tubuh dalam rongga dada manusia yang berfungsi 

memompa darah ke seluruh tubuh.86 

Dalam menafsirkan setiap kata yang ada dalam al-Qur´an tentu tidak 

boleh terpaku kepada makna leksikal dari kata tersebut. Oleh karena itu, perlu 

untuk melihat penggunaan kata  ٌقلَْب dalam beberapa ayat al-Qur´an yang 

menunjukkan makna berlainan. Setidaknya ada empat makna yang peneliti 

temukan dalam pengungkapannya, antara lain sebagai berikut. 

a. Pendapat 

Pengertian ini dapat dijumpai dalam QS al-H{asyr/59: 14. 

ْنهَُمْ شَدِيدٌ  َ سُهُمْ ب َ دُرٍ ب ُ وْ مِنْ وَرَاءِ  يعًا الا فيِ قُرًى مُحَصنَةٍ  كمَُْ جمَِ يعًا لاَ يقَُاتِلوُ بهُُمْ جمَِ سَ تحَْ
نهمُْ قوَْمٌ لاَ يعَْقِلوُنَ ( َ بِ ِ ) ١٤وَقُلوُبهُمُْ شَتى ذَ  

Terjemahnya: 

Mereka tidak akan memerangi kamu (secara) bersama-sama, kecuali di 
negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara 
sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu padahal hati 
mereka terpecah-belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang 
yang tidak mengerti.87 

Ayat di atas menunjukkan kesepakatan dan perjanjian antara orang-orang 

munafik dan orang-orang musyrik hanyalah sekadar formalitas lahiriah, sedang 

dalam batin mereka tersimpan keinginan dan pendapat yang berbeda karena 

mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri untuk memperoleh keuntungan 

 
85Cliiford R. Anderson, Petunjuk Modern kepada Kesehatan (Bandung: Indonesia 

Publishing House, 1979), h. 241. 
86Nur Hidayati dan Dwi Retnowati, Kamus Lengkap Biologi (Cet. I; t.t.: Dwimedia 

Press, 2010), h. 318. 
87Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 547. 
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duniawi, sehingga meraka hanyalah sama-sama sebagai penentang jalan 

kebenaran yakni agama Islam.88 

b. Sikap atau Karakter 

Kata  ٌْقلَب dalam al-Qur´an juga ditafsirkan dengan pengertian sebagai 

sikap atau karakter, sebagaimana dapat ditemukan dalam QS A<li ´Imra>n/3: 159. 

ِ لِنْتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَ  ةٍ مِنَ ا مَا رَحمَْ ِ َ فاَعْفُ عَنهْمُْ  فَ ِ لَِيظَ الْقلَْبِ لاَنفَْضوا مِنْ حَوْ ا 
 ِ ب الْمُتوََكلِّ َ يحُِ ِ ان ا لىََ ا وََكلْ  مْرِ فاَذَا عَزَمْتَ فَ ْ تَغْفِرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهمُْ فيِ ا )١٥٩ينَ ( وَاسْ  

Terjemahnya: 

Maka berkat rahmat Allah, engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah 
mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah 
dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah 
membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah 
mencintai orang yang bertawakal.89 

Allah swt. berbicara kepada rasul-Nya setelah sebelumnya berbicara 

kepada kaum Mukminin bahwa Dia memberi karunia kepada beliau dan kepada 

kaum Mukminin dengan menjadikan hati Nabi Muhammad saw. lembut terhadap 

umatnya yang mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua itu 

terjadi karena adanya rahmat dan taufik Allah swt. kepada nabi Muhammad dan 

kaum Mukminin, sehingga menjadikannya bersikap lembut dan ramah, 

memperlakukan dengan baik dan berbicara lembut di dalam mengarahkan mereka 

dan menerima permintaan maaf mereka atas kesalahan yang dilakukan pada 

perang Uhud.90 Semua ini memperlihatkan betapa mulia dan bijaksananya sikap 

 
88Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abd Alla>h al-Syawka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Jilid V, h. 205. 
89Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 71. 
90Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-´Aqi>dah wa al-Syari>´ah wa al-Manhaj, 

diterjemah oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid II, 
h. 475. 
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atau karakter kepemimpinan Nabi Muhammad saw. serta betapa luhur budi 

pekertinya. 

Perintah terhadap Rasulullah agar bersikap lemah lembut sebagaimana 

yang terungkap dalam ayat di atas dikarenakan tujuan diutusnya Muhammad 

adalah untuk menyampaikan syariat dan ajaran-ajaran agama Allah kepada 

seluruh manusia. Misi tersebut tidak akan memperoleh hasil yang baik, kecuali 

jika mereka yang menerima ajakan itu bersikap simpati dan merasakan 

ketenangan dalam beragama Islam.91 Oleh karena itu demi keberhasilan misinya, 

Rasulullah harus bersikap yang terbaik kepada mereka walaupun mereka 

menentangnya. 

c. Akal Pikiran 

Pengertian semacam ini ditandai dari adanya keterkaitan dengan term-

term lain yang menunjukkan arti kegiatan berpikir. Untuk memperjelas bahwa 

 mempunyai arti sebagai akal pikiran atau sumber berpikir, salah satunya قلَبٌْ 

dapat dilihat pada QS Qa>f/50: 37. 

لقَْى السمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ( وْ  ُ قلَْبٌ  َ كْرَى لِمَنْ كاَنَ  ِ َ  َ ِ ) ٣٧ان فيِ ذَ  

Terjemahnya: 

Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-
orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, 
sedang dia menyaksikannya.92 

Ungkapan  ٌْقلَب  ُ َ كاَنَ   berarti akal pikir dengan alasan bahwa akal لِمَنْ 

adalah salah satu potensi dari beberapa potensi yang ada dalam hati manusia. Hal 

demikian dbenarkan karena apabila seseorang berpikir dan menalar maka akan 

 
91Abu> ´Abd Alla>h Muh}ammad bin ´Umar bin al-H{asan bin al-H{usain al-Taimi> Fakhr al-

Di>n al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Gayb: Al-Tafsi>r al-Kabi>r, Juz V (Cet. III; Bairu>t: Da>r Ih}ya>´ al-Tura>s| al-
´Arabi>, 1420 H), h. 52. 

92Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 520. 
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menggunakan hatinya.93 Oleh karena itu, dengan potensi akal maka seseorang 

harus bisa menahan dirinya untuk tidak menyimpang dari jalan yang benar 

menuju jalan yang sesat. 

d. Hati Nurani atau Perasaan 

Penyebutan kata  ٌْقلَب yang berarti hati nurani atau sumber perasaan 

sebagai ungkapan yang paling banyak ditemukan dalam al-Qur´an.94 Hal ini 

dapat dijumpai dalam QS al-Ra´d/13: 28 sebagai berikut. 

ِ تطَْمَئنِ القُْلوُبُ ( لاَ بِذِكْرِ ا  ِ وُا وَتطَْمَئنِ قُلوُبهُُمْ بِذِكْرِ ا مَٓ نَ  ِ )  ٢٨ا  
Terjemahnya: 

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati 
menjadi tenteram.95 

Orang-orang yang mengimani Allah sebagai Tuhan kemudian 

merenungkan ayat-ayat Allah serta tunduk untuk menyembah-Nya, maka Allah 

akan melapangkan dadanya, menyinari kehidupan dan memberikan kebahagiaan 

kepada mereka di dunia dan di akhirat sehingga menghadirkan ketenangan di 

dalam hatinya.  Dengan demikian, mereka akan menemukan ketenteraman batin 

dan mampu mengusir segala kecemasan setelah kembali mengingat dan 

mendekat kepada-Nya.96 

Term  ٌقُلوُب sebagai fi´il atau kata kerja dalam ayat di atas didahului oleh 

term  ِتطَْمَئن sebagai fa>´il atau pelaku mengandung keterkaitan yang bermakna 

 
93Isma>´i>l H{aqqi> bin Mus}t}afa> al-Ista>nbu>li> al-H{anafi> al-Khalwati>, Ru>h} al-Baya>n, Jilid IX 

(Bairu>t: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 135. 
94Jalaluddin Rahman, Konsep Perbuatan dalam al-Qur´an (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 

h. 79.  
95Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 252. 
96Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, Jilid V (Al-Qa>hirah: Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-

H{alabi>, 1974), h. 100. 
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tenteramlah hati sehingga isyarat ketenangan dan ketenteraman tempatnya di 

hati nurani97 dengan senantiasa berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah swt. 

Tidak semua orang yang beragama dipahami bahwa hatinya telah hidup, 

karena ada di antaranya yang hatinya mati seolah-olah tidak berisi apa-apa 

disebabkan kecenderungan jiwanya tidak mampu mendorong lahirnya tindakan-

tindakan positif sehingga tidak melahirkan kepekaan sosial dalam dirinya. 

Hidupnya hati tidak ubahnya bagaikan organ jantung yang tentunya 

masih dianggap hidup jika berdegub stabil, memompakan darah ke seluruh 

jaringan sel dalam tubuh sambil mendistribusikan oksigen yang dibutuhkan. 

Demikian pula dengan hati sebagai organ rohani yang hidup jika masih 

menampakkan fungsi-fungsinya dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa 

memahami, merasa, mengasihi, meyakini, dan peka terhadap berbagai keadaan di 

sekitarnya.98 

Al-Qur´an melarang manusia menjadi orang yang mempunyai hati tetapi 

tidak memahami, tidak berperasaan, tidak mengasihi, tidak merasa tersentuh, 

tidak memiliki kepekaan untuk menolong dan tidak acuh terhadap hal-hal yang 

terjadi di sekelilingnya, sebagaimana firman Allah dalam QS al-A´ra>f/7: 179. 

َ لِجَهَنمَ كَثيرًِا مِنَ  ونَ بهَِا وَلهَمُْ  وَلقََدْ ذَرَ ينٌُْ لاَ يبُْصرُِ سِْ لهَُمْ قُلوُبٌ لاَ يفَْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ  الجِْنِّ وَالاْ
ولئَكَِ همُُ الغَْافِلوُنَ ( ضَل  نعَْامِ بلَْ همُْ  ْ ولئَكَِ كاَ سَْمَعُونَ بهَِا  )  ١٧٩ذَٓانٌ لاَ   

Terjemahnya: 

Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahanam banyak dari kalangan Jin 
dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk 
memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata  (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan 
mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk 

 
97Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) dalam Diri Manusia 

Perspektif al-Qur´an (Cet. I; Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 26. 
98Rif´at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur´ani, h. 184. 
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mendengarkan  (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan 
lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.99 

Hati, mata dan telinga orang-orang yang memilih kesesatan dipersamakan 

dengan binatang karena binatang tidak dapat menganalogikan apa yang ia dengar 

dan lihat dengan sesuatu yang lain disebabkan binatang tidak memiliki akal 

seperti manusia. Bahkan manusia yang tidak menggunakan potensi yang 

dianugerahkan Allah lebih buruk, karena binatang dengan instingnya akan selalu 

mencari kebaikan dan menghindari bahaya, sementara manusia durhaka justru 

menolak kebaikan dan kebenaran serta mengarah kepada bahaya yang tiada tara. 

Setelah kematian, mereka kekal dalam api neraka, berbeda dengan binatang yang 

punah dengan kematiannya. Di sisi lain, binatang tidak dianugerahi potensi 

sebanyak potensi manusia sehingga binatang tidak wajar dikecam apabila tidak 

mencapai apa yang dapat dicapai oleh manusia karena dengan potensi yang 

dimiliki diharapkan dapat mengantarnya untuk meraih ketinggian jauh melebihi 

kedudukan binatang.100 

Peneliti menyimpulkan bahwa jiwa yang sehat akan senantiasa 

menghidupkan hati manusia sehingga menghadirkan perilaku yang positif dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jiwa manusia yang didominasi oleh 

kebaikan maka akan menciptakan sebuah hati yang selamat yakni  ْسَلِيم  قَلبٌْ 
sebagaimana dalam QS al-S{a>ffa>t/37: 84, tetapi jika jiwa manusia cenderung 

kepada keburukan tentunya akan melahirkan jenis hati yang sakit yaitu   ٌْقَلب
 .sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 8-10 مَرِيضْ

 

 
99Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 174. 
100M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur´an, Jilid 

V, h. 313-314. 
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2. Memperbaharui Iman 

Kata dasar ايمَْان mempunyai dua asal makna yang saling berdekatan, yaitu 

pertama, َمَانة  bermakna ketenangan hati atau suku>n al-qalb sebagai lawan dari 

اَنةَ  yang bermakna التصْدِيقْ ,berarti tidak dapat dipercaya, dan kedua خِ

membenarkan sebagai lawan dari kata كُفْر berarti pengingkaran.101 

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa seorang Mukmin adalah yang 

memiliki ketenangan jiwa sehingga selalu merasa aman, baik lahir maupun 

batinnya sebab ia senantiasa bersikap jujur dan tidak pernah berkhianat, baik 

pada dirinya sendiri maupun orang lain, terlebih lagi kepada Allah swt. 

Iman bukan merupakan kata benda yang statis tetapi sebagai energi 

spiritual yang mengendalikan dan mengarahkan ego seseorang untuk mengerti, 

memilih dan menjalani kebenaran. Oleh karena itu, iman tidak berhenti pada 

pengakuan atau pernyataan akan kepercayaan adanya Tuhan saja, namun harus 

diaktualisasikan dalam bentuk amal saleh. Pemahaman seperti ini dalam arti 

iman hanya berhenti pada ranah teologis pada enam rukun iman yaitu iman 

kepada Allah, para Malaikat, Kitab Allah, para Rasul, Hari Kiamat, serta Qada 

dan Qadar nampaknya tidak proporsional untuk menjelaskan esensi iman yang 

sebenarnya karena memisahkan secara diametral aspek teologis pada satu pihak 

dan sosiologis di pihak yang lain.102 

Seorang individu yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi, 

maka ia akan memperoleh ketenangan, kesenangan dan ketenteraman. Apabila ia 

menghadapi problematika hidup, maka akan senantiasa bersabar dan tidak putus 

 
101Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, Mu´jam Maqa>yi>s al-Lugah, Jilid I, h. 

133. 
102Shofaussamawati, “Iman dan Kehidupan Sosial”, Riwayah: Jurnal Studi Hadis 2, no. 2 

(2016), h. 212. 
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asa dalam menghadapinya. Hal demikian sebab dalam diri manusia yang beriman 

tidak akan terjadi yang namanya putus asa, sehingga menghindari reaksi-reaksi 

kompensasi dan mekanisme pertahanan diri yang sifatnya merugi.103 Di antara 

contoh orang yang merugi adalah seseorang yang menjadi kafir setelah dia 

beriman, sebagaimana dalam QS al-Nah}l/16: 106. 

كْرِهَ  ِ مِنْ بعَْدِ ايماَنِهِ الا مَنْ  ِ لكُْفْرِ صَدْرًا  مَنْ كَفَرَ  ِ حَ  لاْيماَنِ وَلكَِنْ مَنْ شرََ ِ  وَقلَبُْهُ مُطْمَئنِ 
ذََابٌ عَظِيمٌ ( ِ وَلهَمُْ  مْ غضََبٌ مِنَ ا ) ١٠٦فعََليهَِْ  

Terjemahnya: 

Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat 
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap 
tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan 
dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan 
mereka akan mendapat azab yang besar.104 

Asba>b al-Nuzu>l ayat di atas berbicara ketika nabi Muhammad saw. 

hendak berhijrah ke Madinah, maka orang-orang musyrik menangkap Bila>l, 

Khabba>b dan ´Amma>r bin Ya>sir, sehingga dengan terpaksa mengucapkan kalimat 

yang menyenangkan mereka demi menjaga nyawanya. Ketika kembali kepada, 

Rasulullah bertanya, “bagaimana hatimu ketika mengucapkan perkataan itu? 

Apakah hatimu setuju dengan apa yang engkau ucapkan?” Kemudian mereka 

menjawab tidak, maka turunlah ayat tersebut.105 

Sebagai makhluk psikofisik, manusia dalam meraih kesejahteraan 

hidupnya tidak hanya membutuhkan hal-hal yang bersifat materi, tetapi juga 

kebutuhan keamanan, kedamaian, kesentosaan dan keselamatan yang dapat 

 
103Kartini Kartono, Hygiene Jiwa dan Kesehatan Jiwa dalam Islam (Bandung: Maju 

Mundur, 1989), h. 305. 
104Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 279. 
105Abu> al-H{asan ´Ali> bin Ah}mad bin Muh}ammad bin ´Ali> al-Wa>h}idi> al-Naisa>bu>ri> al-

Sya>fi´i>, Asba>b Nuzu>l al-Qur´a>n, h. 281. 
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diraih dengan jalan melaksanakan ajaran Allah swt. baik yang terkait dengan jiwa 

maupun hati. Oleh karena itu, sebuah jiwa akan disebut beriman ketika hati 

seorang individu yang bersangkutan telah masuk hal-hal yang berhubungan 

dengan nilai-nilai keimanan karena iman ada di dalam hati,106 sebagaimana 

dalam QS al-H{ujura>t/49: 14. 

ا قلُْ لمَْ  مَٓ عْرَابُ  ْ ِكمُْ وَانْ تطُِيعُوا  قاَلتَِ ا لِ الاْيماَنُ فيِ قُلوُ ُ سْلمَْنَا وَلمَا يدَْ وُا وَلكَِنْ قُولوُا  تؤُْمِ
َ غَفُورٌ رَحِيمٌ (  اً ان ا ْ الكمُِْ شَ عمَْ ُ لاَ يلَِتْكمُْ مِنْ  َ َ وَرَسُو )١٤ا  

Terjemahnya: 

Orang-orang Arab Badui berkata, “Kami telah beriman”. Katakanlah 
(kepada mereka), “Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah 
tunduk (Islam), karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika 
kamu taat kepada Allah dan rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit 
pun (pahala) amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang”.107 

Muja>hid berkata bahwa ayat ini turun mengenai Bani Asad, di mana kaum 

Arab Badui tersebut mengaku telah mencapai derajat iman padahal iman 

belum menetap dalam hati mereka. Maka Allah mengajari mereka dengan 

memberi tahu bahwa mereka belum mencapai derajat iman sehingga dari ayat 

yang mulia ini bisa diambil pelajaran bahwa iman lebih spesifik daripada 

lslam.108 

Allah swt. mengajukan sebuah ikrar kepada orang-orang Arab Badui yang 

telah masuk Islam berupa perkataan dari mereka, namun tidak mewujudkannya 

melalui perbuatan setelah mereka berkata: kami telah beriman.109 Demikian yang 

 
106Rif´at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur´ani, h. 56. 
107Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 517. 
108Abu> al-Fida>´ Isma>́ i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-

Qur´a>n al-´Az}i>m, Jilid VII, h. 389. 
109Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas|i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja´far al-T{abari>, 

Ja>mi´ al-Baya>n fi> Ta´wi>l al-Qur´a>n, Jilid XXII,, h. 313. 
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penulis paparkan sebelumnya bahwa iman harus dibarengi pembuktian dengan 

amal saleh sehingga mencakup aspek teologis dan aspek sosial. 

Amal saleh mempunyai pengertian yang luas, baik yang berhubungan 

dengan Allah swt., sesama manusia, diri sendiri dan alam semesta, sehingga 

bentuk amal saleh dapat berupa pikiran, tenaga dan pemberian harta benda. 

Selain itu, dapat juga berupa ucapan dan tingkah laku yang baik dalam kehidupan 

dan pergaulan sehari-hari. 

Penempatan kata iman dan amal saleh mempunyai kedudukan penting 

dalam al-Qur´an karena keduanya saling mengisi antara satu dan yang lainnya. 

Iman merupakan konsep keyakinan terhadap Allah swt., sedangkan amal saleh 

merupakan perbuatan baik yang berlandaskan keimanan. Bahkan nabi 

Muhammad menggambarkan bahwa amal saleh itu sebagai penyempurna 

keimanan sebagaimana Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut. 

دثنََ  َ ْنُ سَعِيدٍ،  يَْبَةُ  دثنَاَ قُ بيِ هُرَْرَةَ،  َ بيِ صَالِحٍ، عَنْ  بيِ حَصِينٍ، عَنْ  حْوَصِ، عَنْ  بوُ ا ا 
خِٓرِ فلاََ يؤُْذِ  ِ وَاليَوْمِ ا ِ لَيَْهِ وَسَلمَ: «مَنْ كاَنَ يؤُْمِنُ  ِ صَلى اللهُ  ارَهُ،  قاَلَ: قَالَ رَسُولُ ا َ

ِ وَاليَوْ  ِ يرًْا  وَمَنْ كاَنَ يؤُْمِنُ  َ خِٓرِ فلَيَْقُلْ  ِ وَاليَوْمِ ا ِ خِٓرِ فلَْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كاَنَ يؤُْمِنُ  مِ ا
وْ لِيَصْمُتْ» 110  

Artinya: 

Rasulullah saw. bersabda: barangsiapa yang beriman kepada Allah dan 
hari kemudian maka jangan mengganggu tetangganya, dan barangsiapa 
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maka harus menghormati 
atau menjamu tamunya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan 
hari kemudian maka hendaknya berkata baik atau diam. 

Hadis ini menegaskan bahwa seseorang yang mempunyai keyakinan atas 

keimanan kepada Allah dan hari akhir maka perlu melakukan amal saleh, yaitu 

 
110Muh}ammad bin Isma>́ i>l Abu> ´Abd Alla>h al-Bukha>ri> al-Ju´fi>, Al-Ja>mi´ al-Musnad al-

S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ´Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa 
Ayya>mihi: S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Jilid VIII, h. 11. 
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tidak mengganggu tetangganya, senantiasa menghormati tamu dengan 

menjamunya serta berusaha mengucapkan kata-kata yang baik. Dengan 

demikian, maka tidaklah sempurna iman seseorang jika mengganggu 

tetangganya, tidak menghormati tamu dan mengeluarkan kata-kata yang tidak 

baik.111 

Iman merupakan persoalan hati, tetapi apabila hati telah beriman dalam 

arti bahwa segala yang disebut pilar keimanan telah menjadi milik hati, maka 

jiwa yang berada di luar kotak hati secara otomatis akan beriman karena 

terpengaruh oleh kemilaunya sinar keimanan dalam hati tersebut. 

3. Memiliki Semangat yang Tinggi 

Sifat bersemangat sangat diperlukan untuk perjuangan mencapai 

keberhasilan pada segala bidang dan di setiap lini kehidupan. Salah satunya dapat 

dilihat dalam sejarah perang badar antara pasukan kecil kaum Muslim berjumlah 

313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy Makkah yang berjumlah 1000 

orang.112 Meskipun peperangan ini termasuk peperangan skala besar pertama 

yang dihadapi umat Islam dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang, namun 

semangat yang tinggi membuatnya tidak putus asa dalam menghadapi musuh-

musuhnya sehingga berakhir dengan kemenangan melalui pertolongan Allah swt., 

hal ini sebagaimana telah diungkapkan melalui firman Allah dalam QS al-

Anfa>l/8: 10. 

 َ ِ ان ا ُكمُْ وَمَا النصرُْ الا مِنْ عِنْدِ ا ى وَلِتطَْمَئنِ بِهِ قُلوُ شرَُْ ُ الا  ُ ا َ  عَزِزٌ حَكِيمٌ وَمَا جَعَ
)١٠ (  

 
111Dindin Moh. Saepudin, dkk., “Iman dan Amal Saleh dalam al-Qur´an: Studi Kajian 

Semantik”, Al-Bayan: Jurnal Studi al-Qur´an dan Tafsir 2, no. 1 (Juni 2017), h. 19. 
112Abdurrahman bin Abdul Karim, Sejarah Terlengkap Nabi Muhammad Saw. (Cet. I; 

Saufa, 2016), h. 423. 
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Terjemahnya: 

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar 
hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari 
sisi Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.113 

Allah memberitahukan bahwa ketika mereka memohon pertolongan 

kepada Nya pada Perang Badar, Dia memperkenankan permohonan mereka itu. 

Allah pun mengirimkan bala bantuan berupa seribu pasukan malaikat. Hal itu 

bertujuan untuk menggembirakan dan menenteramkan hati mereka. 

Sesungguhnya pertolongan dan kemenangan tidak lain hanyalah dari sisi Allah. 

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah doa Rasulullah untuk memohon 

pertolongan sesaat menjelang terjadinya Perang Badar.114 

Pada perang Badar, Allah swt. menurunkan bantuan kepada kaum 

Mukminin berupa pasukan malaikat yang ikut berperang bersamanya. Melalui 

komitmen yang kuat dalam menegakkan kebenaran inilah yang membuat umat 

Islam tampil dengan semangat tinggi sehingga maju sebagai pemberani. 

Menegakkan kebenaran sangat membutuhkan keberanian terutama dalam 

menghadapi orang-orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan, tetapi seorang 

pemberani dituntut untuk dapat menyampaikan kebenaran kepada siapa pun, 

termasuk kepada penguasa yang z}a>lim atau aniaya, sebagaimana sabda nabi 

Muhammad saw. 

ِرٍ 115 ا َ دَْلٍ  عِنْدَ سُلطَْانٍ  مَةَ  فضَْلُ الجِهَادِ كلَِ  
 

 

 
113Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 178. 
114Abu> al-Fida>´ Isma>´i>l bin ´Umar bin Kas|i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-

Qur´a>n al-´Az}i>m, Jilid IV, h. 20. 
115Muh}ammad bin ´I<sa> bin Su>rah bin Mu>sa> bin al-D{ah}h}a>k al-Tirmiz|i>, Sunan al-Tirmiz|i>, 

Jilid IV, h. 471. 
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Artinya: 

Jihad yang paling afdhal adalah memperjuangkan keadilan di hadapan 
penguasa yang z}a>lim. 

Melihat perintah dalam hadis di atas menjadi risiko yang tidak kecil akan 

ditanggung oleh seseorang yang melakukan keberanian itu, namun jika dilakukan 

semata-mata karena Allah maka akan ditolong-Nya. Hal ini dapat dijumpai pada 

firman Allah swt. dalam QS Muhammad/47: 7. 

قْدَامَكمُْ ( ِّتْ  َ كمُْ وَيثُ َ ينَْصرُْ وا ا ُوا انْ تنَْصرُُ مَٓ نَ  ِ يهَا ا َ٧(  
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, 
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.116 

Sebagai manusia, maka tidak dianjurkan selalu memandang diri sebagai 

orang yang penuh kekurangan sebab Allah swt. telah memberikan kelebihan dan 

kekurangan dalam diri seorang individu. Oleh karena itu, jika seseorang 

senantiasa berpikiran negatif terhadap dirinya menandakan bahwa dia kurang 

bersyukur, maka jadikanlah kekurangan dalam diri sebagai motivasi untuk 

meningkatkan kualitas diri. Dalam al-Qur´an banyak dijumpai ayat yang 

memberikan motivasi dalam hidup dan larangan berputus asa, salah satunya 

dalam QS A<li ´Imra>n/3: 139. 

ينَِ ( لْوَْنَ انْ كُنْتمُْ مُؤْمِ ْ نتمُُْ ا زَنوُا وَ نُوا وَلاَ تحَْ ) ١٣٩وَلاَ تهَِ  
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, 
sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.117 

 
116Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 507. 
117Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 67. 
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Ayat di atas memberikan gambaran bahwa seseorang yang memiliki 

semangat tinggi sehingga percaya diri akan disebut sebagai orang yang tidak 

takut dan sedih serta tidak mengalami kegelisahan adalah orang yang beriman 

serta memiliki sifat istiqamah118 yang tertanam pada dirinya dalam menjalani 

aktivitas sehari-hari. 

4. Senantiasa Berzikir kepada Allah Swt. 

Menurut bahasa, zikir berarti ingat, sedangkan secara istilah zikir adalah 

apa yang diucapkan oleh hati dan diucapkan melalui lisan berupa tas}bi>h, tah}mi>d, 

tah}li>l, menyebut sifat-sifat kebesaran Allah, keagungan-Nya, keindahan-Nya 

maupun kesempurnaan-Nya. Begitu banyak ayat al-Qur´an yang memerintahkan 

manusia untuk senantiasa berzikir, bahkan dalam keadaan berdiri, duduk, dan 

berbaring sekalipun.119 Dalam kaitannya dengan jiwa, perintah agar selalu 

berzikir salah satunya dapat dijumpai dalam QS al-Nisa>´/4: 103 sebagai berikut. 

قِيموُا تمُْْ فَ َ ن ُوِكمُْ فاَذَا اطْمَ لىََ جُ َامًا وَقُعُودًا وَ َ قِ الصلاَةَ ان   فاَذَا قَضَيْتمُُ الصلاَةَ فاَذْكُرُوا ا
 ً ِينَ كِتَا لىََ الْمُؤْمِ ً ( الصلاَةَ كاَنتَْ  ) ١٠٣مَوْقُو  

Terjemahnya: 

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah 
ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, 
apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu 
(sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang 
ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.120 

Secara umum, kata zikir juga dapat digunakan dalam arti memelihara 

sesuatu, karena tidak melupakan sesuatu berarti memeliharanya atau terpelihara 

 
118Aya Mamlu´ah, “Konsep Percaya Diri dalam al-Qur´an Surah A<li ´Imra>n Ayat 139”, 

Al-Aufa: Jurnal Pendidikan dan Kajian Ke-Islaman 1, no. 1 (Juli-Desember 2019), h. 33. 
119Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu al-Qur´an (Jakarta: Amzah, 2012), h. 322. 
120Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur´a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 

Transliterasi Latin, h. 95. 
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dalam benaknya. Oleh karena itu, zikir tidak harus selalu dikaitkan dengan 

sesuatu yang telah terlupakan, tetapi boleh jadi ia masih tetap berada dalam 

benak dan terus terpelihara. Dengan zikir, sesuatu itu direnungkan dan 

dimantapkan pemeliharaannya yang dilanjutkan dengan mengucapkannya dengan 

lidah atau berhenti pada merenungkannya tanpa keterlibatan lidah.121 

Hati seseorang dapat berkarat karena dua perkara, yaitu lalai dan dosa, 

yang dapat dibersihkan dengan dua perkara pula, yaitu zikir dan istighfar. 

Seseorang yang lalai dari mengingat Allah pada sebagian besar waktunya, maka 

karat di hatinya akan menumpuk sesuai dengan tingkat kelalaiannya. Jika 

berkarat, bentuk segala sesuatu yang ada di dalamnya tidak tergambar sesuai 

dengan faktanya sehingga akan melihat kebatilan dalam bentuk kebenaran dan 

sebaliknya.122 

Inti dari berzikir adalah menghadirkan Allah swt. dalam hati sehingga 

menjadi tenteram, sebab hati yang damai dan tenang akan membentuk perilaku 

yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan. Berbeda dengan hati yang diwarnai 

kegelisahan dan keresahan yang hanya cenderung ingin memuaskan hawa 

nafsunya semata.123 

Selain al-Qur´an, demikian pentingnya zikir sehingga dijumpai juga 

dalam banyak hadis, di antaranya sebagai berikut. 

شَارٍ، قَالاَ:   نُْ  ْنُ الْمُثنىَ، وَا دثنََا مُحَمدُ  َ  َ عْتُ  دثنَاَ شُعْبَةُ، سمَِ َ ْنُ جَعْفَرٍ،  دثنَاَ مُحَمدُ  َ
دْرِ  ُ بيِ سَعِيدٍ الْ بيِ هُرَرَْةَ وَ لىََ  شْهدَُ  نهُ قَالَ:   ، بيِ مُسْلمٍِ غرَِّ  ْ ثُ عَنِ ا نهُمَا  اسحَْاقَ، يحَُدِّ يِّ 

 
121M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur´an tentang Zikir dan Doa (Jakarta: Lentera Hati, 

2006), h. 12-13. 
122Saiful Amin Ghofur, Rahasia Dzikir dan Doa (Yogyakarta: Darul Hikmah, 2010), h. 

138. 
123Khotibul Umam, Zikir Tiada Akhir: Rahasia Pengaruh Zikir untuk Mencapai Akhlak 

Mulia dan Hidup Bahagia (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2010), h. 34. 
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لَيَْ  لىََ النبيِِّ صَلى اللهُ  ل الا حَفتهْمُُ  شَهدَِا  َ نهُ قاَلَ: «لاَ يقَْعُدُ قوَْمٌ يذَْكُرُونَ اللهَ عَز وَ هِ وَسَلمَ 
نةَُ، وَذَكَرَهمُُ اللهُ فِيمنَْ عِنْدَهُ»،124 مِ السكِ لَيهَِْ زََلتَْ  تهَْمُُ الرحمَْةُ، وَ ِكَةُ، وَغشَِ  المَْلاَ

Artinya: 

Nabi saw. bersabda: tidaklah suatu kaum duduk pada suatu tempat untuk 
berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan 
diliputi rahmat dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang 
ada didekat-Nya. 

Berdoa dan berzikir adalah cara efektif untuk mendekatkan diri kepada 

Allah swt. dan sebagai upaya menggantungkan diri kepada-Nya. Dengan berzikir, 

Allah akan menurunkan rahmat-Nya dengan mengaruniakan ketenteraman jiwa 

dan kenyamanan hati. Ketika hati tenang, maka pikiran akan jernih sehingga 

setiap permasalahan dapat dihadapi dengan jiwa yang sehat.

 
124Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas}ar bi Naql al-´Adl ´an al-´adl ila> Rasu>l Alla>h S{alla> Alla>h ´Alaihi wa Sallam, Jilid IV 
(Bairu>t: Da>r Ih}ya>´ al-Tura>s| al-´Arabi>, t.th.), h. 2074. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil uraian yang telah penulis paparkan di atas melalui metode tafsir 

maud}u>´i> mengenai konsep kesehatan jiwa dalam al-Qur´an, maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut. 

1. Tinjauan umum kesehatan jiwa mencakup beberapa hal sebagaimana yang 

peneliti paparkan dalam pembahasan tesis ini, yaitu: pertama, seseorang 

yang sehat jiwanya akan mampu menyesuaikan diri, baik terhadap diri 

sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya, dan sanggup 

menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, serta terhindar dari 

gangguan kejiwaan yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah swt., kedua, teori-teori kesehatan jiwa mendapat banyak perhatian 

dari para ahli, di antaranya ilmu tafsir, psikologi dan sosiologis melalui 

beragam pandangan tanpa adanya pertentangan antara satu dengan 

lainnya, ketiga, kesehatan jiwa dapat mempengaruhi kesehatan raga 

manusia sehingga mendorongnya untuk melakukan perilaku yang positif 

ataupun negatif sebab jiwa berada dalam posisi independent variable 

sedangkan raga sebagai dependent variable. 

2. Analisis tematik kesehatan jiwa dalam al-Qur´an meliputi tiga macam, 

yakni: pertama, term kesehatan jiwa diungkapkan melalui dua term 

pokok, yaitu  ِالمُْطْمَئن  :dalam QS al-Baqarah/2: 260, QS A<li ´Imra>n/3 الْقلَبُْ 

126, QS al-Ma>idah/5: 113, QS al-Anfa>l/8: 10, QS al-Ra´d/13: 28, QS al-

Nah}l/16: 106 dan  ُالمُْطْمَئِنة  dalam QS al-Fajr/89: 27. Adapun derivasi النفْسُ 

kesehatan jiwa seperti term  ٌقلَْب dijumpai dalam QS al-Ma>idah/5: 41, QS 
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al-Anfa>l/8: 2, QS al-H{ajj/22: 35, QS al-H{ajj/22: 32, QS al-Mu´minu>n/23: 

60, QS al-Syu´ara>/26: 88-89, QS al-S{a>ffa>t/37: 84, QS al-H{ujura>t/49: 3, 

QS Qa>f/50: 33, QS al-H{adi>d/57: 16, QS al-Taga>bun/64: 11 dan term  َطَمَن 

ditemukan dalam QS al-H{ajj/22: 11, QS al-Nisa>´/4: 103, QS Yu>nus/10: 7, 

QS al-Isra>́ /17: 95, dan QS al-Nah}l/16: 112, kedua, cara kerja untuk 

sampai kepada jiwa yang sehat baik dalam ilmu tafsir, psikologi maupun 

sosiologis adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan manusia yang 

beragam sehingga terwujud kondisi jiwa yang kokoh dalam kehidupan, 

ketiga, pola kecenderungan jiwa manusia dalam al-Qur´an terbagi tiga, 

yakni al-nafs al-mut}mainnah yang selalu mengajak pada kebaikan, al-nafs 

al-lawwa>mah yang seringkali menyesali perbuatan-perbuatan buruknya, 

dan al-nafs al-amma>rah yang senantiasa mengajak kepada keburukan 

untuk mengikuti hawa nafsu sehingga melakukan tingkah laku negatif di 

dalam kehidupannya. 

3. Wujud kesehatan jiwa menurut al-Qur´an dapat penulis petakan kepada 

dua bagian, yaitu: pertama, upaya dalam membentuk kepribadian jiwa 

qur´ani dapat ditempuh melalui enam cara, antara lain: mengonsumsi 

makanan yang halal dan baik, mengecek berita atau informasi, 

membumikan al-Qur´an di dalam kehidupan, muh}a>sabah al-nafs  atau 

introspeksi diri, bersyukur sebagai tolok ukur kebahagiaan, dan Isti´a>z|ah 

atau memohon perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan dari Allah swt., 

kedua, urgensi menciptakan kesehatan jiwa dalam al-Qur´an dapat 

terwakili kepada empat poin berdasarkan term-term yang telah 

diungkapkan dalam pembahasan tesis ini, yaitu dapat menghidupkan hati, 

memperbaharui iman, memiliki semangat yang tinggi dan senantiasa 

berzikir dengan mengingat Allah swt. 
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B. Implikasi dan Saran 

Konsep kesehatan jiwa dalam al-Qur´an sangat penting untuk dipahami 

dan dihayati dalam kehidupan sebab telah begitu banyak dampak yang 

ditimbulkan dari perilaku sebahagian besar orang yang terganggu jiwanya 

sehingga merugikan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena 

itu, seorang manusia harus berperan aktif dalam membentuk kepribadian jiwa 

sesuai petunjuk al-Qur´an dengan senantiasa memohon perlindungan, 

pemeliharaan dan penjagaan dari Allah swt. dalam menciptakan kesehatan jiwa 

agar terhindar dari sesuatu hal yang dapat merusak kualitas jiwanya. 

Tentu masih banyak hal yang perlu dikembangkan dalam tesis ini dengan 

melihat ada beberapa term yang diungkapkan dalam ayat al-Qur´an yang 

menyinggung tentang konsep kesehatan jiwa dan segala yang berkaitan 

dengannya. Selain itu, penelitian-penelitian lain yang membahas mengenai jiwa 

dalam al-Qur´an pun masih sangat minim, khususnya yang berkenaan dengan 

konsep kesehatan jiwa dalam al-Qur´an. 

Oleh sebab itu, penulis berharap agar tesis ini dapat menjadi inspirasi 

kepada seluruh kalangan, khususnya kalangan akademisi untuk terus melakukan 

kajian terhadap al-Qur´an dalam segala aspek dengan tidak meninggalkan satu 

aspek yang lainnya, salah satu di antaranya yaitu yang berhubungan dengan 

kesehatan jiwa untuk memberi manfaat kepada manusia, sekaligus membuktikan 

kepada dunia kebenaran dan komprehensifitas Islam dan al-Qur´an yang 

rah}matan li al-´a>lami>n. 
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