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PEDOMAN TRANSLITERASI 

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 

 
 ن

 

Nun 

 

N 

 

En 

 
 و

 

Wau 

 

W 

 

We 

 
 هـ

 

Ha 

 

H 

 

Ha 

 
 ء

 

Hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

Ya 

 

Y 

 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

2. Vokal 

Vokal 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 : كَيْفََ 

 haula : هَوْلََ 

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 

 

 ـوَ  
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Contoh: 

 ba>ta : بََتََ

هَىن  : naha> 

 qi>la : قِيْلََ

 yaku>nu : يكَُوْنَُ

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: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةَُالَأطْفَالَِ

مَدِينَْةَُاَلفَْاضِلةََُاَلَْ  :al-madi>nah al-fa>d}ilah 

 al-mauiz}ah:                 المَْوْعِظَةَُ

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 

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

d}ammah dan wau 

 

 ـوُ

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 

 ـى



xiii 
 

 
 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َّناََ  <rabbana : رَب

يْناََ  <najjaina : نجََّ

 al-h}aqq : اَلحَْقَّ

مََ  nu“ima : نعُِّ

 aduwwun‘ : عدَُوَ 

Jika huruf َ  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf ى

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : علَِىَ 

َ  Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىى 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال (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: 

مْسَُ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّ
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لزَْلةَ َاَلزَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

َلفَْلسَْفَةاََ  : al-falsafah 

 al-bila>du : اَلبْلَادَُ

7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, 

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تأَمُْرُوْنََ

 ‘al-nau : اَلنَّوْعَُ

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أُمِرْتَُ

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 ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
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atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َدِيْنَُاللهَِ  di>nulla>h  ََِبَِلله  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    هُمَْفِيَْرَحْمَةَِاللهَِ

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 

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 refer 

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

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

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: 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

 

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 

H = Hijriah 

M = Masehi 

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

h. = Halaman 

 

 

‘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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ABSTRAK 
Nama   : Rahayu Alam 
NIM  : 30300117005 
Judul  : Makna  Qalbun Muni<b  dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tah}li@li@ 

dalam QS Qa>f/50: 31-35) 
            

Skripsi Ini merupakan penelitian tentang makna Qalbun Muni>b dalam 
perspektif al-Qur’an (Suatu Kajian Tah}li@li@ dalam QS Qa>f/50: 31-35) dan tujuan 
penelitian ini ialah untuk mengungkap misteri dibalik makna yang terdapat pada 
istilah Qalbun Muni>b tersebut. setelah melakukan beberapa penelitian maka 
muncul masalah pokok yang muncul dalam penelitian ini, yaitu bagaimana makna 
Qalbun Muni>b dalam dalam QS. Qa>f/50: 31-35?, bagaimana karasteristik Qalbun 
Muni>b dalam QS. Qa>f/50: 31-35? dan bagaimana cara meraih Qalbun Muni>b dalam 
QS. Qa>f/50: 31-35?. 

Penelitian ini meupakan penelitian kualitatif yang bersifat library research, 
dengan menggunakan pendekatan tafsir, linguistik dan psikologi. Adapun sumber 
data yang digunakan ialah sumber primer berupa kitab suci al-Qur’an, dan sumber 
sekunder berupa kitab-kitab tafsir maupun buku-buku dan literatur yang 
representatif dengan kajian penelitian. Adapun metode pengolahan dan analisis 
data yang dilakukan dengan menggunakan metode tah}li>li>.  

Pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa Pertama, makna Qalbun 
Muni>b dalam QS Qa>f/50: 31-35 adalah hati seseorang yang kembali kepada Allah 
dengan penuh rasa taubat karena hatinya yang selalu diliputi rasa takut akan 
keagungan Tuhannya dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan hawa 
nafusnya sendiri. Kedua, Karakteristik dari orang yang memiliki Qalbun Muni>b 
QS Qa>f/50: 31-35 yaitu senantiasa memperbaharui taubat yakni ketika merasa 
salah maka segera beristigfar kepada Rabb-nya, ia rela meninggalkan hawa 
nafsunya sendiri karena ketaatan kepada-Nya, selalu merasa rendah akan 
keangungan-Nya dan selalu bersedia memberikan bantuan apapun demi 
memperkokoh ajaran-Nya. Ketiga, Cara mendapatkan/meraih Qalbun Muni>b QS 
Qa>f/50: 31-35 ialah Takut disertai kagum kepada al-Rahman (tuhan Yang 
Pengasih) dan berusaha memelihara aturan-aturan pencipta-Nya.  

Adanya penelitian ini, penulis berharap bisa menambah khazanah keilmuan 
bagi pembaca, terkhusus peneliti sendiri terkait dengan objek kajian. Selain itu, 
dengan adanya skripsi ini, para pembaca atau siapapun itu bisa mengimplikasikan 
hal-hal yang kiranya bermanfaat pada skripsi ini dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan dengan 

kesempurnaannya. Kesempurnaan tersebut disebabkan manusia dianugerahi 

potensi yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Dengan potensi yang 

dimilikinya, manusia dapat berkreasi dan bermanfaat bagi dirinya maupun orang 

lain. Adapun potensi dasar yang dianugerahkan Allah swt. kepada manusia salah 

satunya ialah hati. 

Hati yang disebut dengan istilah qalb memiliki peranan yang sangat 

penting, melihat potensi-potensi yang ada di dalamnya. Termasuk potensi untuk 

selalu mengarahkan manusia ke arah kebaikan. Dalam pandangan al-Gazali bahwa 

manusia dengan nalar hatinya pada dasarnya dapat membenarkan wahyu Allah 

swt. meski daya rasional menolak. Dengan demikian, adanya potensi hati sangat 

dimungkinkan memiliki fungsi menuntun seseorang ke arah kesalihan tingkah laku 

lahiriah sesuai yang digariskan wahyu yang bersifat suprarasional.  

Hati adalah landasan awal dan sumber seluruh taklif. Tubuh yang baik 

bergantung pada hati (qalb) yang baik, dan begitupun sebaliknya, tubuh yang tidak 

baik bergantung pada hati yang tidak baik pula.1 Hal ini sejalan dengan sabda  

Rasulullah saw.: 

غَةً إِذَا صَلَحَت  صَلَحَ ال جَسَدُ  ... دَ ال جَسَدُ كُلُّهُ أَلََ وَِِيَ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَت  فَسَ أَلََ وَإِنَّ فِي ال جَسَدِ مُض 
 2ال قَل بُ 

                                                             

1Khalid Usman al-Sabt, A’malul Qulu>b (Cet. I; Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 

2020), h. 24-25. 

2Muhammad bin Isma>il Abu> Abdilla>h al-Bukha>ri> al-Ja’fi>ya, Lija>mi’ al-S}ah}ih} al-Mukhtas}ar 

(S}ah}ih} al-Bukha>ri>), Juz I (Kairo: al-Mutha>batu al-Salafiyyu wa al-Maktabatuha>; Cetakan: I; 1400 

M), h. 20. 
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Artinya: 

…Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik 

maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh 

tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati. 

Berdasarkan hadis di atas, jelas bahwa hati menjadi tolak ukur setiap 

manusia.3 Ibnu Rajab ketika memaparkan hadis tersebut, beliau mengatakan 

terdapat petunjuk bahwa perilaku baik anggota tubuh seorang anak adam, 

perbuatannya selalu berhati-hati dalam hal-hal yang diharamkan, serta kehati-

hatiannya terhadap sesuatu yang syubhat sangat ditentukan oleh perilaku hati 

(qalb) yang baik. Artinya, ketika hati seseorang sehat, ia hanya cinta dan takut 

kepada Allah serta takut terjerumus hal-hal yang tidak disukai-Nya, kemudian, 

seluruh anggota tubuhnya menjadi baik. Dari hal itu muncul potensi untuk 

menjauhi segala yang diharamkan, berhati-hati terhadap hal yang syubhat karena 

takut terjerumus pada apa yang haram.4 

Kegagalan dalam proses kerja perbaikan hati akan menyebabkan dan 

mewujudkan sekelompok manusia fasik, munafik, pendusta dan murtad. Tidak ada 

hati yang selamat, sehingga kerusakan duniawi dan ukhrawi meluas dan 

merajalela. Tidak ada lagi yang ”ingat” akan al-Qur’an sebab al-Qur’an butuh pada 

hati yang selamat.5 

Hati seseorang telah dicap ketika ia berbuat maksiat sehingga dosanya 

bertumpuk-tumpuk. Hati itu gelap dari mengetahui kebenaran dan kebaikan 

agama, menganggap sepele urusan agama dan akhirat dan menilai agung urusan 

duniawi. Ketika itulah pendengarannya diketuk tentang urusan akhirat, tentu 

                                                             

3Imam Al-Ghazali, Ihya U<lumuddin, (Membangkitkan Energi Qalbu) terj.  Muhammad 

Nuh,  h.279. 

4Khalid Usman al-Sabt, A’malul Qulub, h. 24-25. 

5Sai’d Hawwa, Jalan Ruhani, (Cet.I; Bandung: Penerbit Mizan, 1995), h. 65.   
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masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Di dalam hatinya tidak membekas. 

dan sama sekali tidak menggerakan kalbunya untuk bertaubat.6 Allah swt. 

berfirman pada QS al-Mumtahanah/60: 13 

خِرَةِ كَمَا يئَِسَ  ل كُفَّارُ مِن  اياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَـتـَوَلَّو ا قـَو مًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَي هِم  قَد  يئَِسُوا مِنَ الْ 
 أَص حَابِ ال قُبُورِ 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan orang-orang-

orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu, sungguh, mereka telah 

berputus asa terhadapa akhirat sebagaimana orang-orang yang kafir yang 

telah berada dalam kubur juga berputus asa.7 

Maimun bin Mahran mengatakan bahwa “jika seorang hamba berbuat dosa, 

maka noda hitam menitik pada kalbunya, lalu jika ia bertaubat, maka hati itu jadi 

mengkilap, jika ia kembali berbuat dosa, ditambahkan pada noda hitam itu hingga 

semakin tebal. Inilah yang disebut  dengan penyakit hati. 

Setiap manusia pernah berbuat maksiat walau sekecil apapun, tetapi 

menentang hawa nafsu agar tidak bermaksiat karena ketaatan kepada Allah dapat 

menyucikan hati. Sebaliknya perbuatan maksiat kepada Allah justru dapat 

menghitamkannya. Barang siapa menjerumuskan dirinya pada perbuatan maksiat, 

pasti hatinya menjadi gelap. Barang siapa melakukan kebaikan setelah berbuat 

dosa, nisacaya hatinya tidak gelap, hanya saja ibarat cermin, cahayanya 

berkurang.8 

Di dalam al-Quran kata qalb yang diikuti sifat-sifatnya sangat banyak 

sekali diantaranya adalah al-Muni>b, al-Muttaqi, al-Muhtadi, al-T{ahir, al-Wajil, al-

Khasyi’, al-Mut}ma’in, Munsyarih, al-Mumtahan, al-Murib, al-Mat{bu, al-Qa>si, al-

                                                             

6Imam Al-Ghazali, Ihya U<lumuddin, (Membangkitkan Energi Qalbu) terj.  Muhammad 

Nuh, h. 44. 

7Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 813. 

8Imam Al-Ghazali, Ihya U<lumuddin, (Membangkitkan Energi Qalbu) terj.  Muhammad 

Nuh,  h.45. 
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Gafil, al-Zaig, al-A’ma dan al-Marad{.9 Sedangkan kata al-Muni>b disebut hanya 

satu kali dalam al-Qur’an yaitu pada QS Qa>f/50: 33.  

Dalam QS Qa>f/50: 31-35 saling berkaitan, yang menerangkan bahwa surga 

itu di dekatkan pada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut 

kepada azab dan siksa Allah yang sementara ini tidak kelihatan olehnya, serta 

kembali menghadap Allah dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa tanggung 

jawab.10 

Dari sini muncul permasalahan dan pertanyaan dari penulis sendiri, bahwa 

sekian banyak penggunaan kata hati yang telah disebutkan Allah, kenapa Qalbun 

Muni>b disebut sebagai karakter orang bertakwa dan disebut sebagai salah satu sifat 

penghuni surga?. Penulis akan berusaha mengungkap makna Qalbun Muni>b dari 

berbagai pendapat mufassir, agar dapat meraih gelar muttaqin yaitu orang-orang 

yang bertakwa.  

Berdasarkan uraian di atas, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu 

menjaga hati kita agar terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa membunuhnya. 

Ketika hati itu melenceng dari kebenaran maka seharusnya kita segara bertaubat 

kepada Allah agar hati kita menjadi “Qalbun Muni>b”. Berangkat dari fenomena 

hati, betapa indahnya jika kita memiliki hati yang bersih dan sehat yang  selalu 

kembali kepada Allah swt. akhirnya menarik minat penulis untuk membahas dan 

menganalisanya. 

 

                                                             

9Rusydi, “Qalbun Maradh Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Perbandingan Pemikiran 

Mufassir: Ibnu Katsir Dan Thaba’ Thaba’i”, Skripsi ( Pekanbaru: Fakultas ushuluddin UIN Syarif 

Kasim, 2011), h. 5. 

10Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an (Cet. I; Surabaya: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2007), h. 53.                                                                                                                                             
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B. Rumusan Masalah 

 Untuk terarahnya pembahasan skripsi ini, maka masalah pokok tersebut di 

atas akan dibahas dalam rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana makna Qalbun Muni>b dalam QS Qa>f/50: 31-35? 

2. Bagaimana karakteristik orang yang memiliki Qalbun Muni>b dalam QS 

Qa>f/50: 31-35? 

3. Bagaimana cara meraih Qalbun Muni>b dalam QS Qa>f/50: 31-35? 

C. Pengertian Judul 

Judul dari penelitian ini adalah  “Makna Qalbun Muni>b  dalam al-Qur’an 

(Kajian tahlili terhadap QS Qa<f/50: 31-35). Adapaun yang menjadi fokus 

penelitian penulis yaitu pandangan al-Qur’an terkait dengan Qalbun Muni>b yang 

bertolak pada QS Qa>f/50: 31-35. Untuk menghindari kekeliruan pembaca, maka 

langkah awal yang akan penulis lakukan adalah memaparkan secara umum maksud 

judul skripsi tersebut. 

1. Qalbun 

Secara etimologi, kata qalb  bermakna hati, isi, jantung dan inti. Kata ini 

juga didefinisikan dengan akal, kekuatan, semangat, dan yang murni. Menurut 

Quraish Shihab, hati dapat dipahami sebagai potensi yang dimiliki seseorang 

dalam menggapai sebuah pengetahuan. Di dalam al-Qur’an, dijelaskan dengan 

sikap atau karakter, dengan demikian banyaknya arti dari hati itu sendiri.11 

Menurut Imam al-Gazali qalb (hati) memiliki dua pengertian yakni: 

1. Daging berbentuk lentur yang terdapat di sebelah kiri dada manusia dan 

roh.  

2. Benda yang sangat halus yang didominasi oleh sifat ruhani atau spritual. 

Seluruh anggota tubuh mempunyai hubungan dengan benda yang satu ini (hati). 

                                                             

11Virgin Yuliana, Pendidikan Qalbu (Hati) Menurut Al-Qur’an Kajian Surat Al-Hajj Ayat 

46,Skripsi ( Fakultas Tarbiyah dan Keguruan: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 12. 
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Benda inilah yang dapat mengenali Allah SWT Dan menjangkau semua yang dapat 

dijangkau oleh pikiran serta angan-angan.12 

2. Muni>b 

Kata al-Muni>b adalah bentuk isim fa’il (kata benda yang menunjukkan 

pelaku pekerjaan) yang berasal dari akar kata Anaba (dalam bentuk kata kerja 

lampau) yang berarti “kembalinya sesuatu kepada asalnya”. Seperti ucapan Anaba 

fulan ila Allah ( fulan kembali kepada Tuhannya dengan penuh rasa taubat dan 

keikhlasan).13  

Jadi, Qalbun Muni>b yang dimaksud dalam penelitian ini ialah hati seorang 

hamba yang selalu rindu untuk kembali kepada pencipta-Nya dengan penuh rasa 

taubat.  

3. Perspektif 

 Secara bahasa perspektif ada dua bagian: Pertama, cara melukiskan suatu 

benda pada permulaan yang mendatar. Kedua, sebagaimana yang terlihat oleh 

mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) dan kedua, sudut pandang 

terhadap sesuatu dan pandangan.14 Karena objek kajian dari skripsi ini merupakan 

ayat al-Qur’an, maka judul skripsi yang akan peneliti kaji akan dilihat berdasarkan 

pandangan al-Qur’an.  

4. Al-Qur’an 

Ditinjau dari segi etimologi, kata al-Qur’an (القران) terambil dari kata قرا-
قرانا-يقرا . Bentuknya sekata فعلان seperti kata الغفران Penambahan huruf alif 

dan nu>n berfungsi untuk menunjukkan kesempurnaan. Maka secara bahasa kata 

                                                             

12Imam Al-gazali, Ihya Ulumuddin terj. oleh Imam Abu Hamid Al-Gazali, Ringkasan Ihya 

Ulumuddin, h. 27.  

 13Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an, h. 53.                                                                                                                                             

14Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 760. 
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 .bukan hanya sekadar bacaan atau membaca.15, tapi bacaan yang sempurna القران

Kata “bacaan”  mengandung arti bahwa al-Qur’an merupakan sesuatu yang selalu 

dibaca.16  

Secara terminologi ada beberapa pendapat: 

a. Hasbi Ash-Shidieqy mendefinisikan al-Qur’an merupakan wahyu ilahi yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah disampaikan kepada kita 

ummatnya dengan jalan mutawa>tir, yang dihukum kafir bagi yang 

mengingkarinya.17 

 b. Ahsin Sakho mendefinisikan al-Qur’an yaitu Kalamullah atau perkataan 

manusia yang penuh kesucian, sakralitas yang tinggi Ia berisi pesan-pesan 

kehidupan umat manusia sebagai refleksi sifat-Nya yang “Rahman” dan 

“Rahim”, cinta kasih-Nya kepada mereka yang tak terhingga.18 

Menurut Manna al-Qattan, al-Qur’an adalah Mukjizat Islam yang abadi, 

dimana kemajuan ilmu pengetahuan (sains) semakin memperkuat sisi mukjizatnya, 

yang diturunkan Allah kepada Rasul kita Muhammad saw. untuk mengeluarkan 

umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, dan membimbing mereka menuju 

jalan yang lurus.19 

5. Tahli>li> 

Menurut bahasa, Tah}li@li@ berasal dari kata Hallala-Yuh}allilu-Tah}li@lan yang 

artinya melepas, mengurai, keluar, atau menganalisis. Sementara itu menurut 

istilah, tafsir Tah}li@li@ ialah menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan memaparkan 

                                                             

15Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap (Cet. 

XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1101.  

16Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 26. 

17M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an & Tafsir (Cet. XV; 

Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 3. 

18Ahsin Sakho, Keberkahan Al-Qur’an, (Cet. I; PT Qaf Media Kreativa, 2017), h. 13. 

 19Manna Al-Qattan, Mabah{its Fi> Ulumul Qur’an, terj, Umar Mujtahid, Ulumul Qur’an, 

(Cet. I; November: Ummul Qura, 2019), h. 19. 
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segala aspek yang bersinggungan dengan ayat serta menerangkan makna yang 

tercakup sesuai dengan keahlian mufassir.20 

Ciri-ciri utama metode tafsir ini antara lain sebagai berikut: 

a. Membahas segala sesuatu yang menyangkut ayat tersebut dari segala aspek. 

b. Mengungkapkan Asba>b al-Nuzu>l ayat yang dikaji (jika ada). 

c. Menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan, dalam pembahasannya selalu 

melihat korelasi antar ayat, untuk menemukan makna penafsiran. 

d. Tafsir tah}li>li> dapat bercorak tafsir bil ma’s\ur, kalau titik tekan pembahasannya 

pada riwayat, baik berupa hadis, as\ar sahabat, atau pendapat ulama, yang 

kemudian dikuatkan oleh rasio (Ra’yu). Sebaliknya, bisa bercorak tafsir bi al-

Ra’yi, jika titik tekan uraiannya berdasarkan rasio, sementara riwayat 

diposisikan sebagai penguat asumsi-asumsi logika penafsiran yang ada.21 

 Metode ini, mengungkapkan tentang kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari 

berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan 

mufassirnya.22 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran, penulis belum menemukan sebuah karya yang 

mengkhususkan membahas terkait makna Qalbun Muni>b sebagaimana yang 

disebutkan dalam QS Qa>f/50: 31-35. Akan tetapi penulis menemukan beberapa 

karya ilmiah, seperti buku-buku yang terkait Qalbun Muni>b telah dibahas oleh para 

pakar, diantaranya:  

                                                             

20Abd al-Hayyi al-Farmawi, Al-Bidayah Fi< al-Tafsi>r -Maud}u>’i>, sebagaimana yang dikutip 

oleh Samsurrohman,  Pengantar Ilmu Tafsir (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2014), h. 120. 

21Tafsir bil Ma’s\u>r (tafsir berdasarkan riwayat), Tafsir bi al-Ra’yi (tafsir berdasarkan 

logika), Tafsir al-sSu>fi (tafsir bercorak tasawwuf), Tafsir al-Fiqhi (tafsir bercorak hukum), Tafsir 

al-Falsafi (tafsir bercorak filsafat), Tafsir al-‘ilmi (tafsir bercorak ilmiah), Tafsir al-Adab al-Ijtima>’i 

(tafsir bercorak sosial kemasyarakatan), Lihat: Abdul Hayy Al-Farmawi,  al-Bida>yah fi> al-Tafsi>r 

al-Maud}u>’: Dira>sah Manhajiyyah Maud}u’iyyah. terj. Rosihon Anwar, Metode Tafsir Maudu’i (Cet. 

I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 24.    

22Quraish Shihab, Kaidah Tafsir (Cet. III; Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 278. 
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1. Karya yang ditulis Sumarkan Titik Triwulan Tutik dengan judul Asrarul 

Qalb (misteri hati) dalam diri manusia perspektif al-Qur’an. Dalam buku ini 

dijelaskan tentang  fungsi dan kedudukan hati, seperti hati yang bersih, hati yang 

bertaubat, hati yang terkunci, hati yang bimbang. Dalam karya lain berjudul 

A’malul Qulub ditulis oleh Khalid Usman al-Sabt membahas tentang, definisi, 

kedudukan hati, perbandingan antara hati dengan indra yang lain, dan amalan-

amalan hati.  

2. Imam al-Gazali dengan bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia yang berjudul Membangkitkan Energi Qalbu membahas tentang 

keajaiban qalb, tentara-tentara qalb, keistimewaan qalb, esensi qalb, sifat qalb dan 

lain-lain. Mengenai sifat qalb yang dijelaskan oleh al-Gazali adalah Sifat 

Saba’iyyah (kebuasan), Bah}imiyyah (kebinatangan), Syait}aniyyah (setan), dan 

Sifat Rabbaniyah (ketuhanan). 

3. Buku karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang berjudul Thibbul Qulub dalam 

bahasa indonesianya Klinik Penyakit Hati yang  ditrjemahkan oleh Fib Bawaan 

Arif Topan membahas tentang kedudukan hati, tanda-tanda hati yang sehat, sakit 

dan mati, serta penjelasan tentang kerusakan hati dan cara mengobatinya.  

4. Penulis juga menemukan beberapa artikel yang terkait berupa skripsi 

berjudul qalb dalam al-Qur’an ( kajian tafsir semantik) karya Khoirul Munasifah. 

Dalam skripsi ini, Khoirul membhas pengertian qalb dari beberapa pandangan, 

menjelaskan makna dari sifat-sifat qalb. Amin marzuki yang berjudul Penafsiran 

qalb Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah ( dalam kitab At- Tafsi>r al-Qayyim ), 

artikel ini mebahas tentang bagaimana pengertian qalb secara etimologi maupun 

secara terminologi dan menjelaskan bagaimana tanda-tanda hati yang sehat, sakit 

dan mati. 
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E. Metodologi Penelitian 

Metode dapat diartikan sebagai way of doing anything,23 yaitu suatu cara 

yang digunakan untuk melakukan sesuatu agar dapat sampai kepada suatu tujuan. 

Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan metodologi yang akan 

dilakukan dalam pembuatan skripsi ini. Berikut ini ulasan tentang metode yang 

digunakan dalam tahap-tahap penelitian yang meliputi: jenis, pendekatan, 

pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.24 

Penelitian artinya pemeriksaan, peyelidikan yang dilakukan dengan 

berbagai cara seksama dengan berbagai cara secara seksama dengan tujuan 

mencari kebenaran-kebenaran objektif yang disimpulkan melalui data-data yang 

terkumpul.25 Dengan ini, tahap-tahap metode penelitian yang digunakan penulis 

dalam metode penelitian ini yaitu: jenis penelitian, metode pendekatan, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian.26 Penelitian ini  

bersifat kepustakaan (Library Research) yang secara umum penelitian ini merujuk 

pada buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainya yang relevan dengan pokok dan sub 

permasalahan dalam penelitian. Penelitian Penelitian kepustakaan diperlukan 

                                                             

23Abdul Mustaqim, Metodologi Penelitian al-Qur’an dan Tafsir (Cet. II; Yogyakarta: Idea 

Press, 2015), h. 51. 

24Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i@  (Makassar: Pustaka al-

Zikra, 2011), h. 207. 

25Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i@   h. 3. 

26Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 9. 
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sebagai tahap pendahuluan untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah 

berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. 

2.  Metode Pendekatan 

Metode pendekatan adalah pola pikir yang digunakan untuk memabahas 

suatu pendekatan.27 Dalam bahasa Arab istilah ini disebut al-Ittijah al-Fikri (arah 

pemikiran), sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan kata approach. Sehingga 

makna pendekatan sebagai cara kerja yaitu wawasan ilmiah yang digunakan 

seseorang untuk mempelajari suatu objek dan aspek-aspek objek yang dibahas.28  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan: 

a. Pendekatan Tafsir 

Dalam pendekatan tafsir ini, penulis menggunakan metode Tah}li@li@. Metode 

ini berusaha menjelaskan al-Qur’an dari berbagai seginya, sesuai dengan 

pandangan, kecenderunganm dan keinginan mufassir.29 Metode ini juga 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an secara keseluruhan dari awal hingga akhir 

berdasarkan susunan mushaf. Ia menjelaskan ayat demi ayat, surah demi surah 

dengan menjelaskan makna mufradatnya, dan juga unsur I’jaz dan balaghahnya. 

Penafsiran yang menggunakan metode ini juga tidak mengabaikan asba>b al-Nuzu>l 

dan Muna>sabah.30 

b. Pendekatan Linguistik  

Linguistik ialah ilmu pengetahuan yang memiliki objek formal bahasa lisan 

maupun tulisan, yang kajiannya dilakukan secara ilmiah. Maksudnya ialah 

                                                             

27M. Alfatih Suryadilaga, dkk., Metodologi Ilmu Tafsir (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2005), 

h. 170. 

28Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’I,  h. 98.  

29M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda 

Ketahui dalam Memahami al-Qur’an (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 378. 

30M. Alfatih Suryadilaga, dkk., Metodologi Ilmu Tafsir, h. 149. 
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sistematis, rasional, dan objektif dalam mengkaji realitas bahasa.31 Lebih 

mudahnya, pendekatan linguistik menganalisis masalah dengan melihat 

permasalahan dari segi bahasa. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kata-

kata sukar yang terdapat dalam ayat yang diteliti. 

c. Pendekatan Psikologis 

Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari jiwa. Pendekatan psikologi 

adalah kerangka berpikir cara pandang memahami gejala perilaku yang dapat 

diamati. Penggambaran batin banyak sekali dapat dilihat dalam Islam. Dengan 

psikologi, akan diketahui tentang tingkat keagamaan yang direnungi, dipahami, 

dan diamalakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang.32 

3. Metode Pengumpulan dan Sumber Data 

Metode pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode 

pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan, masalah 

memberi arah dan memengaruhi metode pengumpulan data. Kecermatan dalam 

memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpulan data sangat berpengaruh pada 

objek penelitian. Dengan kata lain teknik dan alat pengumpulan data 

memungkinkan untuk tercapainya pemecahan masalah secara valid dan reliable 

dan dapat dirumuskan secara objektif.33 Oleh karena itu, metode pengumpulan 

datanya adalah metode kepustakaan, dan tidak menutup kemungkinan metode 

pengumpulan datanya juga melalui wawancara yang merupakan bagian dari 

penelitian. 

                                                             

31Abdullah Mu’afa, Pendekatan Linguistik Dalam Penafsiran al-Qur’an, JIE 1, no. 2, 

(Oktober, 2012) : h. 224. 

32Chuzaimah Batubara, dkk, Handbook Metodologi Studi Islam, (Cet. I; Jakarta: KDT, 

2018), h. 180. 

33M. Alfatih Suryadilaga, dkk., Metodologi Ilmu Tafsir, h. 171-172. 
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Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer 

dan sumber sekunder. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab suci 

al-Qur’an dan sumber data sekunder yang digunakan adalah kitab-kitab tafsir, 

buku terkait masalah akhlak, maupun buku terkait masalah keagamaan. Adapun 

kitab-kitab tafsir yang akan menjadi rujukan peneliti adalah Tafsir al-Azhar karya 

Buya Hamka, Tafsir al-Mizan karya Tafsi>r Ibnu Kats\i@r  ,  Tafsir al-Mis}bah  karya 

M. Quraish Shihab,  Tafsi>r al-Muni>r  karya Wahbah al-Zuh}aili> dan sebagainya. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Terdapat dua jenis pengolahan data, yaitu pengolahan data kualitatif untuk 

data yang menunjukkan jumlah (kuantitas), dan metode pengolahan data kualitatif 

yang berwujud peryataan-peryataan verbal. Dalam penelitian tafsir, metode 

pengolahan data yang diperlukan adalah metode pengolahan kualitatif, meskipun 

tidak tertutup kemungkinan penggunaan metode pengolahan data kuantitatif 

ketika data yang dihadapi adalah data kuantitatif.34 Fokus penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah metode Tah}li@li@. Adapun langkah yang ditempuh 

yaitu:  

1) Menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an secara berurutan dari ayat pertama sampai 

ayat terakhir dalam mushaf. 

2) Mengemukakan korelasi (Muna>sabah) antar ayat, maupun antar surat (sebelum 

maupun sesudahnya). 

3) Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat. 

4) Menganalisis mufradat dan lafadz dengan sudut pandang linguistik. 

5) Memaparkan kandungan ayat beserta maksudnya secara umum. 

                                                             

34Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i@, h. 113. 
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6) Menjelaskan hal-hal yang bisa disimpulkan dari ayat yang ditafsirkan, baik yang 

berkaitan dengan hukum fiqh, tauhid, akhlak, atau hal lain.35 

Dalam hal interpretasi data, peneliti lebih awal menganalisis kosakata ayat, 

frase, dan klausanya kemudian setelah itu melakukan interpretasi. Teknik-teknik 

interpretasi yang dipergunakan antara lain:  

a. Interpretasi tekstual yang meliputi teknik interpretasi Qur’ani dan teknik 

interpretasi hadis.36  

b. Interpretasi sistematis yang menggambarkan adanya muna>sabah antara ayat 

dengan ayat.  

c. Interpretasi sosio historis yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan 

peristiwa-peristiwa atau kasus tertentu yang menjadi sebab turunnya ayatَ

(Asba>b al-Nuzu>l).37 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

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

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penafsiran makna Qalbun Muni>b QS Qa<f/50: 31-35 

2. Untuk mengetahui karakteristik orang yang memiliki Qalbun Muni>b QS 

Qa<f/50: 31-35 

3. Untuk mengetahui cara meraih Qalbun Muni>b QS Qa<f/50: 31-35 

Adapun kegunaan yang dapat diberikan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi ini, 

sedikit banyaknya akan menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan dalam 

                                                             

35Rachmat Syafi’i, Pengantar Ilmu Tafsir (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 242. 

36Kata Sunni dinisbahkan kepada kata sunnah yang secara operasional dipergunakan untuk 

menunjukkan segala perkataan dan perbuatan Rasulullah saw. Termasuk juga segala pengakuan 

yang diberkan Rasulullah saw., terhadap perbuatan sahabatnya yang dikenal sebagai takrirnya.  

Lihat. Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u‘i>, h. 140. 

37Untuk lebih jelasnya, lihat penjelasannya dalam: Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi 

Penelitian Tafsi>r Maud}u‘i>, h. 131. 
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kajian tafsir dan bisa menjadi sumbangsi bagi insan akademik serta menjadi 

sesuatu yang memajukan lembaga pendidikan khusunya Fakultas Ushuluddin 

baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. 

2. Berguna untuk masyarakat agar dapat memilih, memilah, serta memberi 

makna dari pesan al-Qur’an tersebut menurut berbagai perspektif, sehingga timbul 

ragam tafsir yang baru dan sebagai motivasi bagi kaum Muslimin pada umumnya 

dan bagi pembaca pada khususnya agar mengetahui penjelasan ayat-ayat yang 

berkaitan dengan Qalbun Muni>b. 

3. Dari hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan penyusunan bagi 

penyusunan berikutnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, 

sekaligus dapat dijadikan bahan telaah karya ilmiah dan sebagai tambahan 

khazanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah Qalbun Muni>b. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM MAKNA QALBUN MUNI>><B  

A. Pengertian Qalb 

Pembahasan tentang qalb (hati) erat kaitannya dengan ketenangan jiwa 

manusia. Hati memiliki peranan mengontrol kecenderungan jiwa yakni 

kecenderungan untuk berbuat baik dan buruk. Oleh karena itu, jiwa manusia yang 

didominasi oleh kebaikan akan menghasilkan hati yang bersih, kemudian 

seseorang yang memiliki hati yang bersih, maka akan tercipta ketenangan di dalam 

hatinya sehingga menghadirkan tingkah laku positif dalam kehidupan sehari-hari. 

Di dalam al-Qur’an, qalb dan derivasinya dijumpai tidak kurang dari 168 

tempat. Pada umumnya muncul untuk mengindetifikasi berbagai jenis kalbu yang 

difungsikan dan tidak difungsikan secara baik oleh pemiliknya. Kalbu yang 

dipelihara dan difungsikan secara optimal sangat peka terhadap kebenaran dan 

kebaikan, sementara yang tidak  dipelihara dapat mengeras bagai batu cadas dan 

tak memiliki kepekaan sama sekali dan akhirnya tertutup (tersegel) dari kebaikan 

dan kebenaran.1 

 Istilah qalb yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kalbu, berasal 

dari dari akar kata قلبا-يقلب-قلب  dengan makna berbolak–balik. Dalam KBBI, kata 

ini diartikan dengan suatu wujud yang merupakan inti segala perasaan batiniah dan 

tempat menyimpan perasaaan, pengertian dan sebagainya yang terletak di dalam 

hati manusia.2    

Menurut Pakar bahasa Ragib al-Asfah{a>ni, qalb ialah berubahnya sesuatu 

dari aspek wujud dan pemanfaatannya dari satu sisi ke sisi lain, ia juga diartikan 

                                                             

1Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Spritualitas dan Akhlak (Tafisr al-Qur’an 

Tematik), (Cet. I; Jakarta:KDT, 2010), h. 65. 

2Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru (Jakarta: Media 

Pustaka Phoenix, 2010), h.  
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dengan al-inqilab wa insira>f (yakni berubah dan berpaling), sebagaimana pada 

ungkapan s|umma ilaihi tuqallabun, lalu mereka dihadapkan kepada Tuhannya. 

Kata qalb disebut hati manusia karena perubahan yang amat banyak dilakukan oleh 

hati dari makna yang telah ditentukan disebabkan oleh adanya al-ruh, al-‘ilm dan 

al-syaja’ah (keberanian) dan sebagainya.3 

Seperti al-Asfah{a>ni, Quraish Shihab juga mengatakan hal yang serupa. 

Menurutnya, hati disebut qalb  disebabkan karena sifatnya yang selalu cenderung 

berubah-ubah. Terkadang senang, tapi diwaktu lain merasa susah, kadang kala 

setuju, kadang pula menolak. Ia sangat berpotensi untuk tidak konsisten.4  

Dalam kacamata psikologi Islam, Eksistensi karakteristik sifat qalb yang 

sering tidak konsisten atau berubah-ubah, mengindikasikan adanya dua aspek: 

pertama, adanya getaran (vibrasi) yang menggambarkan kehidupan. Denyutan 

nadi dan sirkulasi darah dipersatukan di dalam gerakan qalb, getarannya yang diam 

merupakan kematian, sementara getarannya adalah kehidupan. Kedua, melukiskan 

keimanan manusia yang naik turun karena iman sifatnya bisa bertambah dan bisa 

berkurang, iman akan bertambah kuat ketika manusia melakukan perbuatan baik, 

dan iman akan melemah ketika manusia berbuat jahat (maksiat), dan iman itu 

terletak di dalam qalb.5 

Lebih lanjut, kata kalbu banyak ditemukan dalam berbagai macam kitab 

ilmu tasawuf. Dalam dunia sufistik, kedudukan kalbu sangatlah penting. 

Penekanan yang diberikan oleh para kaum sufi sangat penting yaitu dengan 

menjaga keseimbangan jiwa. Perbuatan yang seimbang dari keseluruhan individu 

                                                             

3Ragib al-As}fah}a>ni, Mu’jam Mufradat li alfa>z al-Qur’an (Libanon: Dakr al-Fikr, tt) h. 411. 

4Dedi Sahputra Napitupulu, “Elemen-Elemen Psikologi Dalam Al-Qur’an Studi Tentang 

Nafs, ‘Aql, Qalb, Ruh, Dan Fitrah”, Psikoilamedia Jurnal Psikologi 4, no. 1 (2019): h. 63. 

5Anri Saputra dkk, Qalbu Dalam Kajian Psikologi Islam, Ilmiah Keislaman 18, no. 1 

(2019): h. 41. 
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ialah pertumbuhan spiritual sejati termasuk tubuh, pikiran dan spirit yang ke 

semuanya mempunyai keistimewaan yang berharga pada setiap jiwa manusia.6  

Menurut penjelasan psikolog sufi, kalbu menyimpan kecerdasan dan 

kearifan yang lebih dalam. Ketika mata hati terbuka, maka akan mampu melihat 

kebenaran dari segala sesuatu yang terlihat melalui penampilan luarnya. Ketika 

telinga hati yang terbuka, akan dapat mendengar kebenaran yang tersembunyi 

dibalik kata-kata yang diucapkan.7 

Sama halnya dengan tokoh sufisme, kalangan fuqaha’ juga menempatkan 

kajian qalb pada posisi yang tinggi. Jika dilihat dari ajarannya, ada kaidah yang 

dinamakan al-umu>r bi maqa>shidiha>, segala perbuatan tergantung dengan apa yang 

diniatkannya, dimana niat dianggap berada di dalam qalb. Kaidah tersebut 

berlandaskan pada hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari Muslim, “innama> al-

a’mal bi al-niyyat, dan ayat al-Qur’an “lan yana>lallaha lhu>muha wa la> dima>’uha> 

wala>kin yana>luhu al-taqwa> minkum, dengan memaknai taqwa sebagai niat atau 

qalb. Sehingga dapat dikatakan dalam dunia fiqih, yang menjadi inti dari suatu 

amal ibadah ialah  qalb.8  

Ibnu kas|ir mengatakan bahwa di dalam rongga dada manusia tidak 

mungkin memiliki dua hati. Sebagaimana firman Allah: 

َّهَُلِرَجُلٍَمِنَْقلَبَْينَِْفِيَجَوْفِهَِ َمَاَجَعَلََالل

Terjemahnya:  

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. 9 

                                                             

6Rovi Husnaini, “Hati, Diri dan Jiwa (Ruh)”,  Akidah dan filsafat islam   t.d, h. 72. 

 7Ahmad Khalil, Merengkuh bahagia: Dialog al-Qur’an, Tasawuf dan Psikologi, (Malang: 

Malang Press, 2007), h. 21. 

8Abu> Bakr al-Ahda>li, al-Fara>id al-Bahiyah Fi al-Qawa>’id al-Fiqhiyah, (Kediri: Madrasah 

Hidayatul Mubtadi’in, t.th.), h. 11.  

9Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 602. 
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Hati adalah tempat bergantungnya kemunafikan sebagaimana 

bergantungnya keimanan. Hati adalah rahasia dari rahasia-rahasia yang tidak 

diketahui hakikatnya yang tersembunyi di dalamnya, kecuali oleh Allah SWT. 

karenanya, akidah manusia dan segala yang dikerjakannya, yang baik ataupun yang 

buruk, semuanya merujuk pada segumpal daging (mudg{ah) yang ada di dalam 

tubuh.10 

Dari beberapa penafsiran kata qalb (hati) yang telah terurai diatas, penulis 

berpendapat bahwa hati adalah tempat dari esensi hakikat manusia serta 

merupakan pusat makrifat yang mempunyai kecerdasan menangkap wilayah 

pengetahuan yang lebih luas dari akal.  

Secara garis besar, hati memiliki karakteristik yang dibagi kedalam dua 

kategori yakni, hati yang memiliki potensi baik dan potensi buruk. Hati yang 

memiliki potensi baik merupakan potensi spiritual manusia agar ia lebih mengenal 

Tuhan-Nya, dan menyadari akan kebutuhan dan ketergantungan kepada-Nya. 

Potensi baik tersebut terus ditingkatkan kualitasnya melalui peningkatan 

ketertundukan dan kepatuhan terhadap segala perintah Allah swt. dan menjauhi 

larangan-Nya. 

Potensi qalb yang dimiliki oleh manusia juga mampu menerima dan 

membenarkan wahyu, ilham, firasat dari Allah swt. meskipun daya rasionalitasnya 

menolak, sifat rasional ditangkap oleh daya akal sedangkan sifat supra rasional 

hanya dapat ditangkap oleh qalb-nya de ngan begitu fungsi qalb bukan sekedar 

merasakan sesuatu melainkan juga berfungsi memikirkan suatu yang instuitif dan 

supra rasional.11 

                                                             

10Abu> al-Fida>’ Ismail bin ‘Umar bin Kas|ir al-Qurasyi al-Basri, Tafsir al-Qur’an al-adzim, 

Juz VI (Cet. II; t.t.: Da>r), h. 379. 

11Irawan,“Potensi Manusia Dalam al-Qur’an,” file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/ 

Temp/153-Research%20Instrument-350-1-10-20190802.pdf.  

file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/%20Temp/153-Research%20Instrument-350-1-10-20190802.pdf
file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/%20Temp/153-Research%20Instrument-350-1-10-20190802.pdf
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  Penjelasan di atas sejalan dengan pandangan al-Gazali yang mengatakan 

bahwa manusia dengan nalar hatinya pada dasarnya dapat membenarkan wahyu 

Allah swt. meski daya rasional menolak. Dengan demikian, adanya potensi hati 

sangat dimungkinkan memiliki fungsi menuntun seseorang ke arah kesalihan 

tingkah laku lahiriah sesuai yang digariskan wahyu yang bersifat supra rasional. 

Jika daya rasa positif dapat diupayakan untuk selalu diberdayakan dengan 

baik, maka potensi ini sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai media 

pengembangan tingkah laku lahiriah yang salih dan berbasis rasa cinta, senang, 

riang, dan rasa persaudaraan. Namun jika daya rasa negatif yang dibiarkan, tanpa 

adanya upaya pengendaliannya, maka perilaku yang nampak dipermukaan 

cenderung selalu menolak terhadap kebenaran, sekalipun datangnya dari Tuhan. 

Hal tersebut dapat secara mudah terjadi kapan saja disebabkan keadaan psikologis 

seseorang didominasi oleh daya rasa yang berupa kebencian dan 

ketidaksenangan.12 

Al-Qur’an memberikan ketegasan tentang keharusan mempergunakan qalb 

untuk merasakan dan menghayati, untuk meningkatkan kualitas diri seseorang, 

sebagaimana firman Allah pada QS al-Hadi>d/57: 16, yang berbunyi:  

رَاكُمُ ايَـو مَ تَـرَى ال مُؤ مِنِينَ وَال مُؤ مِنَاتِ  عَى نوُرُُِم  بَـي نَ أيَ دِيهِم  وَبِأَي مَانِهِم  بشُ  ريِ مِن  يَس  ل يـَو مَ جَنَّاتٌ تَج 
ُِوَ ال فَو زُ ال عَظِيمُ ) َن ـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ  تِهَا الْ    (22تَح 

Terjemahnya: 

Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati 
mereka khustuk mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran (al-
Qur’an). Janganlah mereka (berlaku) seperti orang-orang yang telah 
menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang 
sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah 
orang-orang fasik. menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah orang-
orang fasik.13  

                                                             

12Azhar. Qalbun Dalam Perspektif al-Qur’an.http://parahikma.ac.id/qalbu-dalam-pers pe  

ktif-al-quran/ (30Januari 2018). 

 

13Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 797. 

http://parahikma.ac.id/qalbu-dalam-pers%20pe%20%20ktif-al-quran/
http://parahikma.ac.id/qalbu-dalam-pers%20pe%20%20ktif-al-quran/
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Kondisi hati yang cenderung positif adalah kondisi yang diinginkan Allah 

dan kondisi yang selalu menjadikan dambaan setiap manusia di dunia ini, namun 

untuk mencapai kondisi qalb (hati) yang positif tidaklah mudah bagi manusia, 

karena banyak sekali godaaan dan cobaan yang datang dari musuh manusia yaitu 

setan, yang diberikan oleh hambanya yang beriman.14 

Dorongan hati manusialah yang membuat seseorang dapat tergelincir dan 

terjerembap setelah memperoleh cahaya. Rasanya tidak ada yang lebih aneh tapi 

nyata dari kualitas hati itu sendiri. Asat cahaya terang mengelilingi dirinya, namun 

ia bisa tersesat dan hilang arah. Hati seakan-akan bingungg dan bimbang untuk 

melangkah.15  

Allah swt. sangatlah menganjurkan untuk senantiasa menggali dimensi 

qalb itu sendiri melalui banyak bertafakkur tentang ayat-ayat Allah baik diniah 

maupun kauniyah, sehingga akan menuntunnya untuk selalu berzikir kepada-Nya 

yang pada gilirannya dapat mengasah potensi ketuhanan yang terdapat dalam 

dirinya sendiri, dengan begitu janji Allah kepada orang-orang yang mempunyai 

hati yang bersih akan terealisasikan dengan sempurna.16 

 

 

B. Bentuk-Bentuk Pengungkapan Qalb  

1. Fuad 

Fuad adalah  potensi qalb yang berhubungan dengan pancaindra dan 

informasi. Jika dipahami secara simbol ia berada ber ada dalam otak manusia, 

                                                             

14Prof Nasaruddin Umar. Jenis-JenisQalbu. .https://news.detik.com/berita/d-5926680 /je 

ni s-jenis-qalbu (Jumat, 4 Februari 2022). 

15Muhammad Munib,  Delapan Pintu Surga, (PT Elex Media Komputindo: Jakarta, 2011), 

h. 26. 

16Alfin Syahrin Lubis, Esensi Qalb, Skripsi, (Padang Sidimpuang, Institut Agama Islam, 

2014), h. 71.  

https://news.detik.com/berita/d-5926680%20/je%20ni%20s-jenis-qalbu
https://news.detik.com/berita/d-5926680%20/je%20ni%20s-jenis-qalbu
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terutama pada segi kognitif dan rasio. Ketika mendapat atau menerima informasi, 

fuad akan melakukan analisis dengan baik sehingga dapat  mencerap hikmah dari 

informasi tersebut karena ia sangat objektif, sehingga hasilnya benar dan jujur.17  

Menurut Ragib al-Asfahani, Kata fuad mempunyai pengertian yang sama 

dengan kata qalb, yaitu hati. Namun kata fuad dikatakan apabila hendak 

menerangkan makna menyala dengan berkobar.18 Pendapat lain mengatakan 

bahwa term fuad memiliki arti limpa yang melekat di hati manusia. Pengertian 

semacam itu sesuai dengan yang tertuang dalam QS al-Isra>’/17: 36. 

عَ وَال بَصَرَ وَال فُؤَادَ كُلُّ أوُلَئِكَ كَانَ عَن هُ مَس  وَلََ تَـق فُ مَا لَي سَ لَكَ بِهِ عِل مٌ إِ   ئُولً نَّ السَّم 

Terjemahnya: 

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kuketahui. Sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai 

pertanggungjawabannya.19 

Dalam ayat ini, kata fuad dimaknai dengan limpa yang melekat pada hati.  

Manusia bisa mengetahui dan memahami semua yang dilihat dan didengarnya 

melaluinya. Maka dari itu, segala sesuatu yang pernah yang dilihat di dengar dan 

semua yang dipahami akan tersimpan bagaikan kaset sebagai perekam, ia akan bisa 

mengulangi berbagai peristiwa masa lalu. Walaupun kejadian itu sudah puluhan 

tahun, ia akan siap mengulangi memori peristiwa itu.20 

Dalam literatur psikologi al-Qur’an, fuad memang merupakan tempat bagi 

perasaan, intelengensi, pengetahuan, pendapat, dan penilaian. Hubungan fuad 

                                                             

17Maulina, Tatma’in al-Qulub dalam perpektif al-Qur’an , skripsi, (Banda Aceh: UIN ar-

Raniry, 2018), h. 20. 

18Abu> 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, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosa kata Asing 

dalam al-Qur’an, Jilid 1  (Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h. 97. 

19Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf al-Qur’an, 2019),  h, 398. 

20 Nasharuddin, Akhlak (Ciri Manusia Paripurna), (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2015), h, 174-175. 
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dengan hati seperti pancaindra dan tubuh. Apa yang ditangkap pancaindra dapat 

dirasakan oleh tubuh ragawi ini.21 

Untuk membuktikan bahwa kata fuad semakna dengan kata qalb, QS al-

Nahl/16: 78  

َف   َب صَارَ وَالْ  عَ وَالْ  ئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّم  رَجَكُم  مِن  بطُُونِ أمَُّهَاتِكُم  لََ تَـع لَمُونَ شَيـ  دَةَ لَعَلَّكُم  ئِ وَاللَّهُ أَخ 
كُرُونَ   تَش 

Terjemahnya:  

Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.22 

Dalam ayat ini kata fuad didahului kata sama’ dan bas}r. Ini 

menggambarkan betapa penting informasi yang diperoleh oleh telinga dan mata. 

Pada ayat ini juga menunjukkan betapa penting kedudukan fuad dalam diri 

manusia karena itu, ia harus difungsikan secara benar dan baik, dengan cara tidak 

mengikuti bisikan setan dan dorongan- dorongan hawa nafsu, agar manusia tidak 

akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan dan kesengsaraan.23 

2. Lubb 

Istilah lubb terdiri dari rangkaian huruf lam dan huruf ba’. Huruf lam dari 

kata lut}fu, begitu pula dengan huruf ba’ yang ditasyidkan. Pada hakikatnya huruf 

ba’ ada dua macam, yakni huruf ba’ dari kata al-Birru (kebaikan) dan huruf ba’ 

dari kata al-Baqa’ (kekekalan), juga ba’ dari kata al-Barakah (keberkahan).24 

Pendapat lain mengatakan bahwa lubb adalah inti atau relung kesadaran. Ia adalah 

                                                             

21Achmad Chodim, Annas (Segarkan Jiwa Manusia Denan Surah Manusia), h. 209-210. 

22Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h, 384.   

23Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an (Cet. I; Surabaya: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2007), h. 31 

24Totok Tasmara dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Tasawuf, h. 129. 
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tempat tersembunyi pengetahuan tentang Allah yang terlindung dari orang-orang 

yang tarekat dengan dunia.25 

Kata yang seakar dengan term lubb ditemukan dalam al-Qur’an sebanyak 

16 kali, 8 kata terdapat dalam ayat-ayat Makkiyah dan 8 kata ditemukan dalam 

ayat-ayat Madaniyah. Masing-masing kata terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 179, 

197, 269, QS Ali Imran/3: 7, 190, QS. al-Maidah/5: 100, QS al-Yusuf: 111, QS al-

Rad : 19, QS. Ibrahim: 52, QS al-Sad: 29, 43, QS al-Zumar: 9, 18, 21, QS al-Gafir: 

54, QS al-Talaq: 10.   

Kebanyakan ulama tafsir mengartikan kata ulu albab dengan arti ulu al-

uqul (mereka yang memiliki akal). Terhadap interpretasi ulama ini, upaya untuk 

verifikasi tentang ungkapan ulu albab tidak selamanya menunjukkan arti berpikir. 

seperti yang terdapat dalam QS al-Hajj: 46. Term akal dalam ayat ini bermakna 

aktivitas berpikir yang brsumber dari hati, karena dalam lubb terintegrasi segalaa 

ktivitas kejiwaan yang jernih dan murni, maka ia adalah hati yang berkualitas.26 

3. Nafs 

Kata ini diartikan dengan jiwa atau potensi rohaniah yang mempunyai 

kemampuan untuk mengarah kepada hal yang negatif dan positif, tetapi 

kemampuan ke arah yang positif lebih kuat daripada kemampuan kearah yang lebih 

negatif. Dari sinilah dapat diketahui bahwa kebanyakan manusia lebih terdorong 

untuk berbuat baik daripada yang melakukan kejahatan.27 

Dari sudut terminologi, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qurasyi dalam 

kitabnya al-Risalah, kata nafs adalah sesuatu yang menyebabkan perilaku manusia 

tercela dan terkutuk. Menurut imam al-Ghazali, kata nafs memiliki dua pengertian. 

                                                             

25Heri MS Faridy dkk, Ensiklopedi Tasawuf (Cet. I; Bandung: Angkasa, 2008), h. 758 

26Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an, h. 37.  

27Abudin Nata, Psikologi Pendidikan Islam, (Cet. I; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 

2018), h. 133 
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Pertama, kekuatan rasa amarah dan rasa syahwat untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tercela. Kedua, perasaan halus yang merupakan jiwa manusia dan esensi 

dirinya. Makna yang kedua ini memiliki dua dimensi. Bila  dibawah kendali 

kekuatan akal dan cahaya keimanan, disebut nafs al-mut{main (jiwa yang tenang), 

dan bila ketenangan tersebut belum sempurna serta membuka pertentangan dengan 

hawa nafsu, ia disebut nafs al-lawwamah (jiwa yang menyesali dirinya). 

Term nafs, dalam al-Qur’an juga mempunyai aneka macam arti, yang 

berarti zat al-insan wa haqi>qatuhu> (hakikat esensi manusia). Sebagaimana 

ditemukan dalam QS al-Baqarah/2: 48, 233 dan lainnya. Selain itu, juga berarti al-

jins (jenis). Sebagaimana yang tercantum dalam QS al-Taubah/9: 128, QS al-Nahl: 

72 dan lainya. Ia juga berarti zat Allah (zat Allah dan diri-Nya). Sebagaimana 

tercantum dalam QS ‘Ali> Imran/3: 28 dan QS al-Maidah/5: 116. 28 

Dengan demikian, dari beberapa ulasan diatas maka nafs ialah kekuatan 

yang mendorong hati untuk mengikuti kecenderungan-kecenderungan nafs 

tersebut. Jika hati memperturutkan dorongan-dorongan yang jelek, hati akan 

memperalat kekuatan fisik manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat 

dan tercela. Jika qalb memperturutkan kecenderungan-kecenderungan yang baik 

(takwa), sehingga ia menjadi bersih dan tenang, qalb akan memperalat kekuatan 

fisik manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji, nafs 

dan qalb menjadi tenang dan tentram. 

4. S}adr 

 Secara linguistik bermakna dada, tetapi al-Qur’an lebih mengkonotasikan 

makna s}adr dimaknai dengan hati.29 Term s{adr berasal dari akar kata s{adara (dalam 

bentuk kata benda) berarti sesuatu yang tinggi dan mengedepankan, juga berarti 

                                                             

28Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an,  h. 38-3-39 

29 Nasharuddin, Akhlak (Ciri Manusia Paripurna), h, 172.  
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pendahulu dan awal dari setiap sesuatu. Pada tempat lain, berarti dada sebagai 

anggota tubuh manusia, yang didalamnya terdapat hati.30 

Adapun kata s}adr yang mengisyaratkan suatu kebahagiaan dan kelapangan 

dada terdapat dalam QS al-Insyirah 1-2. 

رَكَ )ألََم   رحَ  لَكَ صَد   (2( وَوَضَع نَا عَن كَ وِز رَكَ )2نَش 

Terjemahnya: 

Bukankah kami Telah melapangkan untukmu dadamu? Dan kami Telah 

menghilangkan daripadamu bebanmu.31 

Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah melapangkan dada Muhammad, 

dengan ungkapan: “sungguh Kami telah melapangkan dadamu Muhammad dan 

Kami keluarkan pula dari dirimu rasa bimbingan dan rasa gundah, akibat kebencian 

dan sikap permusuhan yang ditunjukkan musuh-musuhmu kepada dirimu”. 

Kesimpulan dari uraian-uraian di atas dapatlah dipahami bahwa hati 

memiliki arti yang bermacam-macam, sesuai dengan konteks ayat yang memuat 

kata tersebut. Di samping itu untuk menunjukkan arti qalb tidak selamanya 

diungkap dengan kata qalb, tetapi sering juga diungkapkan dengan menggunakan 

kata fuad, lubb, nafs, dan s}adr. 

C. Term-Term yang Semakna dengan Qalbun Muni>b 

1. Qalbun Sali>m  (Hati yang Selamat) 

Qalbun sali>m ialah 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 buruk yang 

                                                             

30 Ibn Manzu>r, Lisan al-Lisan, (Cet I; Bairut: Da>r al-Kutu>b al-Ilmiyah, 1993), h. 11. 

31Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 900. 
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lain.32 Dalam al-Qur’an, kata sali>m terungkap  dua kali, yakni dalam QS al-

S{affat/37: 84 dan QS al-Syu’ara/26 :87-89. 

Adapun keterkaitan antara qalbun sali>m dan qalbun muni>b didasari pada 

pertemuan manusia dengan Allah swt. yang mengharuskan adanya hati yang 

selamat (qalbun sali>m). Hal demikian dapat ditelusuri dari penafsiran al-Razi yang 

mengutip QS al-S{a>ffa>t/37: 83, dimana dalam ayat ini menceritakan tentang 

keadaan Nabi Ibrahim tatkala kelak bertemu dengan Allah, dengan hati yang baik 

dan selamat. 

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat dipahami qalbun sali>m adalah hati 

yang selamat/bersih dari kemusyrikan, maka dalam prakteknya pasti 

memprioritaskan Allah dan mengesampingkan selain Allah. Selain itu, hati yang 

bersih juga memastikan dirinya kembali kepada Allah. Dalam pengertian inilah 

orang yang kembali disebut orang yang bertaubat (Qalbun Muni>b). Sebaliknya, 

orang yang mampu untuk bertaubat dan terbebas dari kemusrikan dipastikan ia 

akan selamat. Oleh karena itu, disebut dengan Qalbun Sali>m.33 

 

2. Qalb al-Muttaqi  

 Kata al-Muttaqi terbentuk dari akar kata waqa yang berarti daf’u syai’ bi 

gairiha (menolak sesuatu dari sesuatu dengan menggunakan sesuatu yang lain). 

Menurut al-Asfaha>ni, takwa berarti hifzu syai’ min ma yu’dihi wa yudlirruhu 

(melindungi sesuatu dari hal-hal yang menyakiti dan membahayakan) atau dalam 

konteks ya ng lain, ia berarti menjaga diri dari perbuatan dosa.34 

                                                             

32M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian.  al-Qur’an, vol. 13, 

h. 82. 

33Sihabussalam. https://tafsiralquran.id/memahami-qalbun-munib-sebagai-karakter-orang 

-yang-bertakwa/ (18 Agustus 2021). 

34Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an, h. 54. 

https://tafsiralquran.id/memahami-qalbun-munib-sebagai-karakter-orang%20-yang-bertakwa/
https://tafsiralquran.id/memahami-qalbun-munib-sebagai-karakter-orang%20-yang-bertakwa/
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Takwa adalah terpeliharanya sifat diri untuk tetap taat melaksanakan 

perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya, keinsyafan yang diikuti 

kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala 

larangan-Nya.35 

Dalam al-Qur’an kata taqwa yang mengiringi kata al-qalb ditemukan satu 

kali, yaitu QS al-Hajj/22: 32. 

َّهَاَمِنَْ ن
ِ
َّهَِفاَ مَْشَعَائِرََالل َتقَْوَىَالقُْلوُبَِذَلِكََوَمَنَْيعَُظِّ

 Terjemahnya:  

Demikianlah (perintah Allah). Siapa yang mengagungkan syiar-syiar 

Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati.36 

 Potongan ayat ini merupakan bagian dari ayat yang menjelaskan tentang 

amalan-amalan dalam ibadah haji yang rahasia dan hikmahnya tidak diketahui oleh 

kebanyakan manusia. Namun demikian, mereka yang melaksankan ibadah haji 

tetap mengerjakannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Salah satu dari 

beberapa amalan tersebut adalah melaksanakan ibadah kurban, maka pada bagian 

ayat ini adalah menegaskan bahwa mereka yang mengerjakan amalan-amalan 

dalam haji denngan penuh keikhlasan adalah mereka yang hatinya bertakwa.37  

3. Qalb al-Muhtadi  

Kata al-Muhtadi berasal dari akar kata hada yang berarti al-Taqaddum li 

al-Irsyad yang artinya tampil ke depan untuk memberi petunjuk. Dalam al-Qur’an, 

kata al-huda yang mengiringi kata qalb terungkap hanya satu kali, yaitu dalam 

surah al-Taga>bun:64 /1138, yang berbunyi sebagai berikut: 

                                                             

35Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Spritualitas dan Akhlak (Tafisr al-Qur’an 

Tematik), h. 76. 

36Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya h. 476. 

37Muhammad Ibn ‘Ali al-Syaukani, Fath al-Qadi>r, Juz III (Bairut: Da>r al-Fi>kr,tt), h. 425. 

38Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an, h. 56. 
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َشَيْءٍَعلَِيمَ َمَاَأَصَابََمِنَْمُصِيبَةٍَ َّهَُبِكُلِّ َّهَِيهَْدَِقلَبَْهَُوَالل َّهَِوَمَنَْيؤُْمِنَْبَِلل ذْنَِالل
ِ
َبَِ لََّّ
ِ
َا

Terjemahnya: 

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan 

izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi 

petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.39  

Sebagian ulama salaf terdahulu menafsirkan bahwa iman yang dimaksud di 

ayat ini ialah iman kepada takdir Allah dan penyerahan diri secara total kepada-

Nya ketika musibah menimpa. Pendapat lain juga menyatakan bahwa maksudnya 

adalah Allah memberikan hidayah yang mutlak kepada hatinya, membukanya 

untuk menyingkap hakikat ‘laduni’ yang tersembunyi, menghubungkannya dengan 

segala sumber dari segala sesuatu dan segala peristiwa. Sehingga, dia dapat 

melihatnya bahwa di sana penciptaannya dan puncaknya. Oleh karenanya, hatinya 

pun menjadi tenang, stabil, dan damai.40\ 

 Dari uraian penafsiran diatas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud 

dengan hati yang mendapat petunjuk adalah hati yang imannya jujur dan sah serta 

menerima segala musibah yang ditimpakan Allah untuknya. Dengan seperti itu, 

orang yang hatinya mendapat petunjuk berhak mendapatkan anugerah dari Allah 

berupa lenyapnya tirai dan tersingkapnya rahasia-rahasia antara ia dan Tuhan-Nya. 

4. Qalb al-T{ahir (Hati yang Suci) 

 Kata al-T{ahir berasal dari akar kata t}ah{arah yang berarti diddu najasa 

(lawan dari najis). Dengan demikian kata al-t{ahir berarti bersih dan suci, atau juga 

bisa berarti taqanna min daran al-fasad bersih dari limbah kerusakan. Kata ini jika 

                                                             

39Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya h. 821. 

40Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usain al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’an, Juz  VI (Cet. XVII; Bairut: 

Da>r al-Syuru>q, 1412), h. 300. 
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dikaitkan dengan qalb berari hati yang terhindar dari dosa dan sikap- sikap yang 

tercela.41 

Dalam al-Qur’an, kata t}ah}arah yang menyertai kata qalb ditemukan 

sebnayak dua kali, yaitu surah al-Ahzab/33: 53 dan surah al-Maidah/5: 41. Allah 

berfirman di dalam QS al-Ahzab/33: 33. 

َمِنَْوَرَاءَِحِجَابٍَذَلِكُمَْأَطْهَرَُلِقُلوُبِكُمَْوَقُلوُبِهنََِّ َمَتَاعاًَفاَسْألَوُهُنَّ ذَاَسَألَتُْمُوهُنَّ
ِ
َوَا

Terjemahnya: 

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri 

Nabi), mintalah dari belakang tabir (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi 

hatimu dan hati mereka.42 

 Potongan ayat ini adalah bagian dari satu ayat yang menerangkan dasar-

dasar umum tatakrama dan akhlak yang mulia. Ayat ini memberikan pelajaran 

tentang tata cara bersikap di hadapan Nabi Muhammad dan kaum muslimin pada 

umumnya. Pada bagian ayat ini Allah mempertegaskan bagaimana mestinya sikap 

pada sahabat di hadapan para istri Nabi. 

 Sebagai seorang yang ketika berhubungan dengan istri Rasulullah, demi 

suatu urusan hendaknya berbicara di balik hijab. Sikap sedemikian itu akan lebih 

menjamin kesucian hati para sahabat dan kaum Muslimin serta kesucian hati istri-

istri Rasul dari dorongan hawa nafsu. Ayat ini secara khsusus menghendaki bahwa 

yang dimaksud hati yang suci adalah hati yang terhindar dari dosa akibat 

memperturutkan dorongan hawa nafsu.43 

 Dan dalam surah al-Maidah, ayat 41 Allah berfirman: 

                                                             

41Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an, h. 57. 

42Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 612-613. 

43Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an,  h. 57-58. 
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اعُونََلِقَوْمٍَأ خَريِنََلمََْيأَتْوُكََيحََُ اعُونََلِلْكَذِبَِسَمَّ سَمَّ َّذِينََهَادُواَ ضِعِهَِرّفِوُنََالْكَلِمََمِنَْبعَْدَِمَوَاوَمِنََال

َّهَُفِتْنتََهَُفلَنََْتمَْلِكََ نَْلمََْتؤُْتوَْهَُفاَحْذَرُواَوَمَنَْيُرِدَِالل
ِ
نَْأُوتِيتُمَْهَذَاَفخَُذُوهَُوَا

ِ
َّهََِيقَُولوُنََا لهََُمِنََالل

َّهَُأَنَْيطَُهِّرََقلُوَُ َّذِينََلمََْيرُِدَِالل َعَظَِشَيْئاًَأُولئَكََِال َوَلهَُمَْفِيَالْأ خِرَةَِعذََاب  نيَْاَخِزْي  َيمَ بهَُمَْلهَمَُْفِيَالدُّ

َTerjemahnya: 

Dan juga orangorang Yahudi. Mereka adalah orangorang yang sangat 

suka mendengar beritaberita bohong lagi sangat suka mendengar 

(perkataan perkataan) orang lain yang belum pernah datang kepadamu. 

Mereka mengubah firman-firman (Allah) setelah berada di tempattempat 

yang se benar nya. Mereka mengatakan, “Jika ini yang diberikan kepada 

kamu, terimalah. Jika kamu diberi yang bukan ini, hati-hatilah.” Siapa yang 

dikehendaki Allah kesesatannya, maka sekali-kali eng kau tidak akan 

mampu menolak sesuatu pun dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang 

yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Di dunia mereka 

mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang sangat berat.44 

5. Qalb al-Wajil 

 Kata adalah bentuk ism fa’il yang berasal dari akar wajila yang berarti 

khauf au istasy’ara bi al-khauf (takut atau merasa cemas). Yang dimaksud rasa 

takut  disini adalah takut kepada Allah. Oleh karena ada rasa takut, muncullah rasa 

gemetar ketika mendengar nama Allah.  Dalam al-Qur’an, kata al-Wajil yang 

mengiringi kata al-qalb ditemukan sebanyak tiga kali, masing-masing terdapat 

dalam QS al-Anfal/8: 2, QS al-Hajj/22: 35 dan dalam QS al-Mu’minin/23: 60. 45 

Dalam surah al-Anfal/8: 2 Allah SWT berfirman:  

َزَادَتهُْمَْ َأ يََتهُُ َتلُِيَتَْعلَيَْهِمْ ذَا
ِ
َوَا َّهَُوَجِلتََْقُلوُبهُمُْ َذُكِرََالل ذَا

ِ
َّذِينََا َّمَاَالمُْؤْمِنوُنََال ن

ِ
يمَانًَا

ِ
ِّهمَِْا َوَعلَىََرَب

َيتََوَكَّلوُنََ

Terjemahnya:  

Sesungguhnya orangorang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama 

Allah gemetar hatinya jika dibacakan ayatayatNya kepada mereka 

                                                             

44Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 153-154. 

45Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an, h. 59. 
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bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka 

bertawakal.46 

Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata: 

orang-orang munafik jika mendengar nama Allah, hati mereka tidak sedikitpun 

terpengaruh, karena itulah mereka enggan melaksanakan kewajiban-kewajiban 

yang telah ditetapkan Allah atas mereka. Pada ayat ini Allah menegaskan sikap 

yang sebaliknya, yaitu sikap orang-orang yang benar-benar beriman kepada-Nya. 

orang-orang yang beriman kepada-Nya dengan benarjika mendengar nama Allah, 

tergetarlah hati mereka, lalu secepatnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang 

telah dibebankan kepadanya. 47 

6. Qalb al-Mut}ma’in  

 Kata al-Mut}ma’in adalah bentuk kata benda yang berasal dari akar kata 

it}maanna yang berarti al-sukun ba’da al-inzi’aji (adanya ketenangan setelah terjadi 

kegoncangan). Kata ini berarti satu arti dengan kata sakana yang berarti hilangnya 

rasa takut. Dengan demikian jika terdapat kalimat it}mainna al-Qalb berarti hati 

yang tenteram dan tenang, terbebas dari rasa cemas dan rasa resah.48 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenang ialah kelihatan diam, tidak 

bergerak-gerak, tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan 

tenteram. Ketenangan ialah hal atau keadaann tenang, kamanan hati dan batin dan 

pikiran. Tenteram memiliki makna aman, tidak rusuh, tidak dalam kekacauan atau 

dalam keadaan kacau; tenang, tidak gelisah hati dan pikirannya.49 

                                                             

46Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 243. 

47Abu> al-Fida>’ Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas|ir al-Qurasyi al-Bas}ri, Tafsir al-Qur’an al-‘Az}i>m, 

Juz VII (Cet. II; t.t.: Da>r ), h. 499. 

48Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an, h. 63. 

49Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru (Jakarta: Media 

Pustaka Phoenix, 2010), h.  
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Dalam al-Qur’an kata it}mainna dengan berbagai derivasinya yang 

menyifati kata qalb, dalam al-Qur’an terungkap tujuh kali, dan mengiringi kata 

yang semakna dengan qalb yaitu nafs ditemukan satu kali. Kemudian kata sakana 

yang semakna dengan kata it}mainna mengiringi kata qalb ditemukan sebanyak dua 

kali. Allah swt. berfirman dalam QS al-Fajr/89: 27-28. 
 (22( ار جِعِي إِلَى رَبِ كِ راَضِيَةً مَر ضِيَّةً )27ياَ أيَّـَتُـهَا النـَّف سُ ال مُط مَئِنَّةُ )

Terjemahnya: 

 Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rida dan 

diridai. 

 Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menerangkan keadaan 

orang-orang yang ketika di dunianya berpaling dari agama Allah memperturutkan 

hawa nafsu mereka. Akibat dari perbuatan tersebut, mereka di akhirat akan 

mendapat sika neraka. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah menerangkan keadaan 

orang-orang yang bertakwa dan sempurna keimanannya sehingga jiwanya menjadi 

tenteram.50 

7. Qalb al-Khasyi’  

 Kata al-khasyi’ berasal dari akar kata khasya’a yang berarti d}arra’a (tunduk 

penuh kerendahan). Kendati kata khasay’a dan d}arra’a semakna, akan tetapi al-

Asfah}a>ni membedakan antara keduanya dalam pemakaiaanya. Kata yang pertama 

lebih banyak dipergunakan untuk anggota badan, sedangkan kata kedua lebih 

banyak dipakai untuk menunjukkan kegiatan hati (batin).51 

Kata khasya’ah yang menyertai kata qalb dalam al-Qur’an terungkap satu 

kali, yaitu surah al-Hadid/58: 16 seperti berikut:  

                                                             

50Ahmad bin Mus}t}afa al-Maragi, Tafsir al-Maragi, Juz XV (Cet. I; Mesir: Syirkah 

Maktabah wa Matba’ah Mus}t}afa, 1365 H/1946 M),  h. 154. 

51Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an, h. 60-61. 
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شَعَ قُـلُوبُـهُم  لِذكِ   كُونوُا كَالَّذِينَ أوُتوُا ال كِتَابَ رِ اللَّهِ وَمَا نَـزَلَ مِنَ ال حَقِ  وَلََ يَ ألََم  يأَ نِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَن  تَخ 
َمَدُ فـَقَسَت  قُـلُوبُـهُم  وكََثِيرٌ مِنـ هُم  فَاسِقُونَ   مِن  قـَب لُ فَطاَلَ عَلَي هِمُ الْ 

Terjemahnya: 

Apakah belum tiba waktunya bagi orangorang yang beriman agar hati 

mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran (Al-

Qur’an). Janganlah mereka (berlaku) seperti orang-orang yang telah 

menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang 

sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah 

orang-orang fasik.52 

8. Qalb al-Mumtahan 

 Kata al-Mumtahan bentuk ism maf’ul  yang berasal dari akar kata mahana 

yang berarti menguji dan melatih atau juga berarti memberi cobaan dan ujian. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan al-Qalb al-Mumtahan adalah hati yang 

teruji kebaikan dan ketaatannya.53 

Kata imtahan yang menyertai kata al-qalb di dalam al-Qur’an terungkap 

satu kali yaitu dalam QS al-Hujurat/49: 13. Sebagaimana firman Allah SWT 

berfirman: 

َأَصْوَاتهَُمَْ ونَ َّذِينََيغَُضُّ َال نَّ
ِ
َمَغْفِرَةَ َا َلِلتَّقْوَىَلهَُمْ َقُلوُبهَُمْ َّهُ َالل َامْتَحَنَ َّذِينَ َال َأُولئَكَِ َّهِ َالل َرَسُولِ عِنْدَ

عَظِيم َوَأَجْر 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, 

mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk 

bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
54َ 

 Ayat ini ditujukan kepada sebagian sahabat Rasulullah, agar mereka 

mengetahui norma dan tatakrama bergaul dengan pemimpin mereka, nabi 

                                                             

52Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 797. 

53Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an, h. 68.                                                                                                                                            

 54Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 753. 
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Muhammad yang telah dipilih Allah untuk menerima wahtu dan diberi tugas untuk 

membimbing mereka kejalan yang benar. Sikap yang terbaik di saat bebricara dan 

bertegur sapa dengan Rasulullah adalah merendahkan tekanan suara, terutama 

ketika memanggilnya untuk satu keperluan. 

 Bersikap sebagaimana yang diisyaratkan ayat ini merupakan salah satu 

tolak ukur ketakwaan sahabat dan kaum Muslim pada umumnya. Karena 

ketakwaan adalah sesuatu yang abstrak, maka untuk mengetahuinyamemerlukan 

suatu ujian dan pembuktian. Salah satu wujud ujian tersebut adalah sika yang 

sopan santun di hadapan Rasulullah dan kaum Muslimin umumnya.55

                                                             

55Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an, h.h. 69-70. 
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BAB III 

KAJIAN TAH{LI><LI>< QS QA<F/50: 31-35 

A. Kajian Umum QS Qa>f 

1. Kajian Nama Surah 

Surah ini terdiri dari 45 ayat. Surah ini dinamakan dengan Qa>f  karena surah 

ini dimulai dengan huruf hijaiyah, yaitu Qa>f.1 Asy-Sya’bi mengatakan, Qa>f ialah 

pembuka surah.2 

 (2وَال قُر آنِ ال مَجِيدِ ) ق

Terjemahnya: 

Qa>f. Demi al-Qur’an yang mulia.3 

Menurut pendapat al-Hasan, Atha’, Ikrimah, dan Jabir, seluruh ayat yang 

terdapat pada surah ini diturunkan kepada Nabi saw. di Kota Mekkah, sedangkan 

menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, tidak semua ayat pada surah ini diturunkan di 

Mekkah, karena ada satu ayat diantaranya yang tidak diturunkan di kota Mekkah, 

yaitu pada ayat 38.4 

Surah Qa>f merupakan pengawasan yang sangat kuat, cermat, dan menakutkan 

yang digunakan secara sempurna dan menyeluruh atas makhluk manusia lemah ini. 

Maka, manusia itu berada dalam genggaman yang tidak akan pernah melupakannya, 

takkan pernah melupakan persoalan baik yang kecil maupun yang besar, dan takkan 

                                                             

1M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 13 (Cet. 

V; Jakarta: Lentera Hati, 1434 H/2012 M), h. 5. 

2Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, al-Tafsi@@r al-Muni@r: Fi@ al-‘Aqi@dah wa al-Syari@’ah wa al-

Manhaj, Juz XXVI (Cet. II; Damasyqi: Da>r al-Fikr al-Mu’a>s}ir, 1418 H), h. 275.  

3Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-

Qur’an, 20 19), h. 756. 

4Abu> Abdilla>h Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farih al-Ans}a>ri> al-Khuzra>ji> Syamsu 

al-Di>n al-Qurt}ubi>, Tafsir al-Qurt}ubi>, Juz XVII (Cet. VIII; Kairo: Da>r al-Kita>b al-Mis}riyah, 1964), h. 1. 
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memisahkannya baik sejenak maupun lama. Setiap diri dihitung, setiap betik pikiran 

diketahui, setiap kata ditulis, dan setiap gerakan diperhitungkan.  

Surah ini menyentuh seluruh wilayah kehidupan diri seorang manusia, 

menghubungkan antara aneka pikiran dan gerakan diri, mengiringkan kerahasiaan diri 

dan kebenarannya, lahiriah dan batiniahnya. Juga dikaitkan dengan pengawasan Allah 

yang tidak pernah memberikan nikmatnya sejak mulai dari lahir hingga mati, lalu 

dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, dan sampai menjalani hisab. 5   

Menurut pendapat yang sahih, surah ini merupakan permulaan surah-surah 

mufas}al, sementara menurut pendapat lain, surah-surah mufas}al dimulai dari surah al-

Hujurat.6 

Baginda Rasulullah suka berkhutbah dengan menggunakan surah ini, baik pada 

hari raya maupun hari Jumat. Beliau menjadikan surah Qa>f sebagai topik dan materi 

khutbahnya di hadapan massa yang banyak. Surah ini mengandung perkara penting. 

Ia adalah surah yang menakutkan, aneka hakikatnya sangat menyentuh, serta berbagai 

bentuk struktur ungkapannya, ilustrasinya, naungannya, dan iramanya sangat 

mengena.7 

2. Muna>sabah Surah                                                                                                   

 Surah Qa>f memiliki hubungan atau biasa disebut dengan muna>sabah dalam 

disiplin Ilmu al-Qur’an dengan surah sebelumnya yaitu surah al-Hujurat. Adapun 

hubungan dengan surah sebelumnya, yaitu: 

                                                             

5Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usain al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’an, Juz  VI (Cet. XVII; Bairut: Da>r 

al-Syuru>q, 1412), h. 3357-3358. 

6Muhammad bin ‘Ali> bin Muhammad bin ‘Abdillah al-Syauka>ni> al-Yamani>, Fath}ul Qadi>r, Juz 

5 (Cet. I; Bairut: Da>r Ibn Kas|i>r, 1414 H), h. 83. 

7Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usain al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’an, Juz  VI h. 3356. 
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Di akhir surah al-Hujurat, Allah SWT menginformasikan bahwa orang-orang 

Arab badui yang berkata, A<manna> (kami beriman), keimanan mereka belumlah sejati. 

Ini menjadi indikasi adanya pengingkaran terhadap kenabian dan hari kebangkitan. 

Allah swt. pun mengawali surah ini dengan ayat yang menggambarkan pengingkaran 

orang-orang musyrik terhadap kenabian Nabi Muhammad saw. dan hari kiamat. 

Kemudian, Allah swt. mementahkan pengingkaran mereka dengan bukti yang pasti.8 

3.  Kandungan Surah    

Adapun tema yang dikandung dalam surah ini sama seperti surah Makkiyah 

lainnya, yaitu mengulas dasar-dasar akidah Islam; tauhid, ba’ats, kenabian, dan 

kerasulan. Akan tetapi, surah ini lebih terfokus pada pembahasan dasar akidah Islam 

yang kedua, yaitu ba’ats, membuktikan kebenarannya, dan bantahan terhadap orang-

orang yang mengingkarinya. 

Di dalam surah ini sudah terhimpun dasar-dasar keimanan. Oleh karena itu, 

kita tidak membutuhkan lagi penjelasan para ahli kalam (kaum teolog) maupun para 

ahli logika.9 Surah ini diawali dengan pembicaraan tentang pengingkaran orang-orang 

musyrik Arab dan Quraisy terhadap perkara ba’ts dan nusyu>r (hari kebangkitan 

kembali), perkara kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad saw., serta sikap mereka 

yang merasa heran dengan pengutusan Rasul pemberi peringatan yang berasal dari 

kalangan mereka sendiri dan peristiwa dihidupkannya kembali setelah mati. Allah 

swt. pun bersumpah demi al-Qur’an al-Maji>d (QS Qa>f/50: 1-3).  

Allah menjelaskan di dalam surah ini tentang dua kiamat, yaitu kiamat sugra 

(kecil) dan kiamat kubra (besar). Juga tentang dua alam: alam akbar (terbesar), yaitu 

                                                             

8Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, al-Tafsi@@r al-Muni@r: Fi@ al-‘Aqi@dah wa al-Syar i@’ah wa al-

Manhaj, Juz XXVI, h. 275. 

9Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Fawa’id al-Fawa’id,  H. 162 163 
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akhirat dan alam asgar (terkecil) yaitu dunia. Surah ini pun menerangkan proses 

penciptaan manusia, kematian, kebangkitannya kembali, serta kondisinya ketika ia 

mati dan pada hari ia dibangkitkan kembali di akhirat. Lebih lanjut dipaparkan 

mengenai pengetahuan Allah terhadap diri manusia dari segala sisi kehidupannya, 

bahkan Dia mengetahui bisiskan-bisikan hatinya. Diterangkan pula di dalamnya 

bahwa Allah memerintahkan para malaikat pencatat amal untuk mencata setiap 

ucapan yang dikatakan hamba-Nya. agar pada hari kiamat kelak, ia mendapatkan 

balasan yang setimpal. 10 

Untuk membuktikan kuasa Allah swt. yang luar biasa untuk membangkitkan 

kembali (ba’ts) dan yang lainnya, ayat-ayat berikutnya berisi perintah untuk 

mencermati alam semesta, langit, konstruksinya dan hiasan-hiasannya, mencermati 

bui, gunungnya, tanamannya dan hujannya. Seperti ayat enam dan ayat-ayat 

berikutnya. 

Selanjutnya, surah ini beralih ke pembahasan tentang manusia, tanggung 

jawabnya, dan keberadaan dua malaikat yang selalu menyertai dirinya untuk mencatat 

semua amal perbuatan dan perkataannya serta mengawasi tingkah lakunya, 

ditutupnya buku catatan amal dengan sakaratul maut, serta berbagai kengerian yang 

terjadi pada hari kebangkitan dan hisab. 

Surah ini ditutup dengan pembahasan berbagai peristiwa luar biasa berupa 

penciptaan langit dan bumi dengan segala yang ada di antara keduanya, mendengar 

pekikan sebagai pertanda saatnya keluar dari kubur dan terbelahnya bumi 

menampakkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, lalu keluar dengan segera. Di 

                                                             

10Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Fawa’id al-Fawa’id, di tahqiq oleh Ali Abi Hasan al-Halabi  

(Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi’i, 2012), h. 162. 
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sela-sela pembahasan ini, disebutkan perintah kepada Rasul dan para pengikutnya 

untuk bersabar dan bertasbih di tengah malam dan di ujung siang, tidak terlalu 

memedulikan pengingkaran orang-orang musyrik terhadap ba’ts, menyampaikan 

ancaman atas sikap mereka, serta  menggunakan al-Qur’an untuk mengingatkan orang 

yang takut kepada ancaman dan hukuman Allah SWT.11 

4. Keutamaan Surah 

Surah ini dibaca pada berbagai kejadian besar dan saat masyarakat banyak 

berkumpul, seperti hari Jumat, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, untuk mengingatkan 

manusia kepada awal penciptaan, berbagai perwujudan kehidupan, berbagai hukuman 

dunia, ba’ats dan nusyu>r (hari kiamat), surga dan neraka, pahala dan siksa. 

Ada sejumlah hadis yang menjadi dalil disunnahkannya membaca surah ini 

pada waktu tersebut. Di antaranya, hadis Jabir Ibnu Samurah yang diriwayatkan 

dalam Sahih Muslim, “Rasulullah saw. membaca surah ini saat salat Subuh”. 

 Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasa’i meriwayatkan dari Umar bin 

Khaththab, “Umar bertanya kepada Abu Waqid al-Laitsi tentang bacaan Rasulullah 

saw. saat salat Idul Adha dan Idul Fitri, ia menjawab, “Saat itu beliau membaca QS 

Qa>f ayat 1.”12 

B. Kajian Ayat 

1. Teks Ayat dan Terjemah QS Qa>f/50: 31-35 

                                                             

11Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, al-Tafsi@@r al-Muni@r: Fi@ al-‘Aqi@dah wa al-Syari@’ah wa al-

Manhaj, Juz XXVI, h. 275-276. 

12Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, al-Tafsi@@r al-Muni@r: Fi@ al-‘Aqi@dah wa al-Syari@’ah wa al-

Manhaj, Juz XXVI, h. 277. 
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ذَا مَا توُعَدُونَ لِكُلِ  أَوَّ 12وَأزُ لِفَتِ ال جَنَّةُ لِل مُتَّقِينَ غَيـ رَ بعَِيدٍ ) َِ مَنَ 12ابٍ حَفِيظٍ )(  ( مَن  خَشِيَ الرَّح 
ا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَـو مُ ال خُلُودِ )11باِل غَي بِ وَجَاءَ بِقَل بٍ مُنِيبٍ ) ( لَهُم  مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَي ـنَا 13( اد خُلُوَِ

 (13مَزيِدٌ )
Terjemahnya: 

31. Adapun surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat 

yang tidak jauh (dari mereka). 32. (Dikatakan kepada mereka,) “inilah yang 

dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang bertobat lagi patuh. 

33. (Dialah) orang yang takut kepada Zat Yang Maha Pengasih (sekalipun) dia 

tidak melihat-Nya dan dia datang (menghadap Allah) dengan hati yang 

bertobat. 34. Masuklah ke (dalam surga) dengan aman dan damai. Itulah hari 

yang abadi.” 35. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki 

dan pada Kami masih ada lagi tambahan (nikmat).13 

2. Analisis Kosa Kata 

a.  ُوَأزُ لِفَتِ ال جَنَّة 
Kata uzlifat berasal dari kata zalafa yang berarti kedudukan dan hak yang lebih 

tinggi. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa kata ini bermakna ‘sebagian 

waktu pada malam’.14 

Kata al-jannah merupakan bentuk jamak dari kata janna. Adapun kata janna 

terbentuk dari janana yang berarti ‘tertutup’, yaitu tidak dapat dijangkau oleh 

pancaindra manusia. Kebun yang dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan sehingga 

menghalangi pandangan manusia disebut jannah.15 Surga dinamakan dengan jannah, 

bisa karena ia disamakan dengan kebun yang ada di bumi, meskipun hakikat keduanya 

                                                             

13Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 759-760. 

14Abu> 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, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosa kata Asing 

dalam al-Qur’an, Jilid II, h. 147. 

15M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid I (Cet. I; Jakarta: 

Lentera Hati, 1428 H/ 2007 M), h. 386. 
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berbeda. Dan bisa juga karena tertutupinya nikmat-  yang ada di sana dari kita, seperti 

yang diisyaratkan oleh firman-Nya dalam QS al-Sajadah/31: 17.16 

Ayat-ayat yang menyebut kata janna dengan segala derivasinya itu memberi 

makna bahwa al-Qur’an menggunakan kata terebut untuk arti-arti sebagai berikut:17 

1) Gelap, tidak ada cahaya disebabkan matahari telah terbenam dan malam pun tiba 

(QS al-An’am/6: 76). 

2) Surga, tempat orang-orang yang beriman dan beramal saleh kelak di Hati 

Kemudian (QS al-Nisa>’/4: 124) 

3) Janin, yaitu bayi yang masih berada dalam kandungan (QS al-Najm/53: 32) 

4) Perisai yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari senjata musuh atau untuk 

memperkuat ucapan-ucapan bohong agar orang lain mempercayainya. (QS al-

Mujadilah/58: 16) 

5) Gila, sakit jiwa, rusak ingatan, atau tertutup akal seperti yang sering dituduhkan 

Fir’aun kepada Nabi Musa.  

6) Kebun yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang subur dan menghasilkan 

buah-buahan yang lezat serta membawa kemalmuran suatu negeri (QS Saba’/34: 

16. 

7) Jin, yaitu makhluk halus yang berakal ciptaan Tuhan, mereka menerima syariat 

sebagaimana syariat yang diterima umat nabi Muhammad saw. (QS al-

Z|ariyat/51: 52. 

b. ََلِلْمُتَّقِين 

                                                             

16Abu> 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, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosa kata Asing 

dalam al-Qur’an, Jilid 1  (Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h. 418. 

17M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 386-387. 
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Kata al-Muttaqīn disandingkan dengan harf jar lam (bermakna memiliki) 

menandakan surga itu diperuntukkan dan dimiliki oleh orang yang bertakwa.

 Kata muttaqi>n adalah bentuk jamak dari kata al-Muttaqi> yang berarti orang 

yang bertaqwa. Kata ini di dalam al-Qur’an ditemukan sebanyak 50 kali, yang 

digunakan al-Qur’an untuk: 

1. Melukiskan bahwa orang-orang yang bertakwa dicintai oleh Allah  dan di akhirat 

nanti akan diberi pahala dan tempat yang paling baik, yaitu surga sebagaimana 

yang dituliskan dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 76, QS al-Za>riya>t/51: 15, QS al-

Dukha>n/44: 51. 

2. Menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang mendapat 

kemenangan, seperti yang dijelaskan dalam QS An-Naba’/ 78: 31. 

3. Mengungkap bahwa Allah adalah pelindung (wali) bagi orang-orang yang 

bertakwa, seperti diungkapkan dalam QS al-Ja>s|iyah/45: 19 dan , 

4. Menggambarkan bahwa beberapa kisah yang terjadi merupakan peringatan dan 

teladan bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang dipaparkan dalam QS 

al-Ha>qqah/69: 48.18 

c. ٍَغيَْرََبعَِيد 

Kata gaira memiliki beberapa makna, yaitu pertama sebagai bentuk penafian 

dari makna. Kedua, sebagai bentuk pengecualian, dan biasanya sebagai sifat untuk 

isim nakirah (kata yang masih umum). Ketiga, untuk menafikan gambarannya saja 

tanpa zatnya. Keempat, apabila mencakup sebuah zatnya.19 

                                                             

18M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 990. 

19Abu> 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, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosa kata Asing 

dalam al-Qur’an, Jilid II, h. 895-896.  
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Kata ba’i>d berarti jauh, dan merupakan kebalikan dari kata qari>b yang berarti 

dekat. Dan kedua kata tersebut tidak mempunyai batasan, tapi disesuaikan dengan 

tempatnya. Kata ini sering digunakan untuk sesuatu yang dirasa, dan jarang sekali 

digunakan untuk hal-hal yang ada dalam bentuk pikiran.20 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat  ٍغَيـ رَ بعَِيد pada ayat yang diteliti penulis 

mengisyaratkan bahwa surga ini benar-benar demikian dekat sehingga tidak wajar 

untuk dilukiskan kata jauh betapapun dekatnya kejauhan itu. 

d.  ٍأَوَّابٍ حَفِيظ 
Kata awwab  berasal dari akar kata awb, yang asalnya menurut Ibnu Faris ialah 

ar-ruju’ yang berarti kembali. Ibrahim Anis berpendapat bahwa ada beberapa makna 

yang mengandung arti kata al-awb, yaitu as-sur’ah (seger), ar-rih (bau), as-sahab 

(awan), jama’atun nahl ( kumpulan lebah), al-Qasd (sengaja),  istiqa>mah (teguh 

pendirian), Tha>riq (metode/jalan), al-a>dah (kebiasaaan),  dan  al-jihah wan nah>iyah 

(arah). Sementara Ar-Ragib al-Asfahani mengatakan, kata awwab  hanya 

dipergunakan untuk hewan yang mempunyai kemauan dan kehendak, sedangkan kata 

ruju’  untuk hewan dan lainnya. Kata awwab  adalah sighah mubalagah dari awb, yang 

menurut Ibnu Manzur dan Muhammad Ismail Ibrahim berarti o rang yang bertobat 

serta banyak kembali kepada Tuhan-nya.21 

                                                             

20Abu> 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, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosa kata Asing 

dalam al-Qur’an, Jilid 1, h. 213,  

21M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 107. 
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Menurut ar-Ragib al-As}fahani kata awwab sama dengan kata tawwab yang 

berarti orang yang kembali kepada Allah dengan meninggalkan maksiat dan menjadi 

taat.22 

Kata awwab  terulang sebanyak 5 kali di dalam al-Qur’an, yaitu dalam QS 

S{ad/38: 17, 29, 30, 44 dan QS Qa>f/50: 31-35. Kata awwab di dalam QS S{a>d/38: 17, 19 

berkaitan dengan kisah nabi Daud as. Allah menyatakan bahwa daud adalah hamba-

Nya yang awwab (sangat kuat dan amat taat). Kata awwab pada ayat 30 surah ini 

mengenai jati diri Nabi Sulaiman, yakni beliau adalah sebaik-baik hamba-Nya dan 

awwab (amat taat kepada Allah). Sementara itu, kata awwab  paa ayat 44 

berhubungan dengan kisah Nabi Ayyub as. Yang mendapat cobaan berat, tetapi tetap 

sabar lalu Allah menyatakan bahwa ayyub adalah sebaik-sebaiknya hamba yang 

penyabar dan amat taat.23 

Kata h}afi>z} terambil dari asal kata yang terdiri dari tiga huruf  yang memiliki 

makna memelihara dan mengawasi. Dari makna ini kemudian lahir makna menghafal 

karena yang menghafal berarti memelihara dengan baik ingatannya. Juga makna tidak 

lengah karena sikap ini mengantar kepada keterpeliharaan, dan menjaga karena 

penjagaan adalah bagian dari pemeliharaan dan pengawasan.24 

  Dalam kitabnya, Ragib al-Asfahani menerangkan bahwa kata ini terkadang 

diucapkan untuk menunjukkan suatu keadaan dalam jiwa yang menguatkan sesuatu 

yang telah dicapai dengan pemahaman. Terkadang diucapkan untuk menunjukkan 

                                                             

22Abu> 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,  terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosa kata Asing 

dalam al-Qur’an, Jilid 1, h. 115. 

23M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 107. 

24M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 266. 



46 
 

 

kuatnya hafalan dalam jiwa, dan lawannya adalah lupa. Dan terkadang juga ia 

diucapkan untuk menunjukkan penggunaan kekuatan (potensi) tersebut.25 

Dalam al-Qur’an kata h}afi>z} dan h}afi>z}an ditemukan sebanya sebelas kali.  

Menurut Imam Al-Ghazali, makna h}afi>z} adalah sangat pemelihara. Pemeliharaan itu, 

menurutnya dari dua segi. Pertama, dari segi mewujudkan dan melanggengkan yang 

wujud. Allah swt. yang mewujudkan langit dan bumi serta seluruh isinya dan 

melanggengkan yang wujud. Allah swt. Yang mewujudkan langit dan bumi serta 

seluruh isinya dan melanggengkan wujudnya sampai waktu yang Dia tetapkan, ada 

yang panjang/lama da nada juga yang pendek/singkat. Kedua, adalah dari segi 

pemeliharaan dua hal yang bertolak belakang. Misalnya air dan api. Sifat keduanya 

saling bertolak belakag, dimana air dapat memadamkan api dan api dapat mengubah 

air menjadi uap, kemudian mengudara. Bahkan Allah mencampur keduanya dalam 

satu materi/badan. Demikian salah satu contoh pemeliharaan-Nya.26 

e.  َمَن  خَشِيَ الرَّح 

Makna dari kata  َخَشِي adalah rasa takut yang disertai dengan pengagungan. 

Dan hal tersebut kebanyakan muncul setelah mengetahui apa yang ditakuti.27 

Kata al-Rahman adalah salah satu nama Allah yang amat dominan karena 

nama ini ditempatkan menyusul penyebutan nama Allah. Di dalam al-Qur’an, kata al-

Rahman terulang sebanyak 57 kali. Banyak ulama yang berpendapat bahwa kata al-

                                                             

25Abu> 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,  terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosa kata Asing 

dalam al-Qur’an, Jilid 1, h. 535. 

26M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 266. 

27Abu> 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, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosa kata Asing 

dalam al-Qur’an, Jilid 1, h. 647. 
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Rahman terambil dari akar kata rahmah, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kata 

al-Rahman tidak berakar kata. Dan karena itu pula orang-orang musyrik tidak 

mengenal siapa al-Rahman. Sebagaimana dalam QS al-Furqon/25: 60.28 Menurut 

pakar bahasa Ibnu Faris (w. 395 H) semua kata yang terdiri dari huruf-huruf ra', ha, 

dan mim, mengandung makna kelemahlembutan, kasih sayang, dan kehalusan.29 

Kata al-Rahman mutlak hanya bisa digunakan untuk Allah swt. mengingat 

bahwa makna kata tersebut hanya berhak untuk-Nya, karena Dialah yang Maha Luas 

akan Rahmah (kasih sayang)-Nya.30 

Maksudnya, orang yang takut dan tunduk kepada Allah yang Maha Pengasih, 

sebagaimana dalam ayat orang ydng takut kepada Allab Yang Maha Pengasib 

sehalipun tidak kelihatan (olehnya).' Ayat ini mengandung pengakuan seseorang 

terhadap eksistensi Allah dan rububiyyah-Nya, kekuasaan-Nya, ilmu-Nya, serta 

persaksian bahwasanya Allah mengetahui hamba-hamba-Nya secara terperinci. Di 

dalamnya juga terkandung pengakuan akan kitabkitab Allah, para Rasul-Nya, serta 

perintah dan larangan-Nya. Terkandung pula pengakuan terhadap janji Allah serta 

ancaman dan perjumpaan dengan-Nya. Dengan demikian, tidaklah sah pengakuan 

takut seseorang kepada Allah melainkan dengan mengakui semua ini. 

f. َِغيَْب 

 Kata ini secara etimologi, berarti tertutupnya sesuatu dari pandangan mata. 

Secara hemat dapat dikatakan gaib (َِغيَْب) adalah lawan kata “nyata”. Sedangkan 

                                                             

28M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid III, h. 812. 

29M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid III, h. 814. 

30Abu> 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,  terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosa kata Asing 

dalam al-Qur’an, Jilid 2, h. 45. 
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secara istilah artinya sesuatu yang tidak bisa dijangkau manusia, kecuali bila 

diinformasikan oleh Allah dan rasul, atau sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh 

Allah. Kata gaib (َِغيَْب) di dalam pengertian pertama disebut gaib nisbi (gaib relatif). 

Kata gaib (َِغيَْب) terulang 49 kali dalam bentuk mufrad di dalam al-Qur’an 

antara lain di dalam QS al-Baqarah/2: 3 dan 33. QS A<li> ‘Imra>n/3: 44 dan 179, serta 

QS an-Nisa/4: 34.31 

g.  ٍقـَل بٍ مُنِيب 
Berasal dari dua kata, yaitu qalb dan munib. Kata qalb berasal dari kata qalaba 

yang berarti mengubah sesuatu dan memalingkannya dari satu sisi ke sisi yang lain.32 

Secara bahasa kata qalb  bermakna hati, isi, jantung dan inti. qalb juga didefinisikan 

dengan akal, kekuatan, semangat, dan yang murni. Menurut Quraish Shihab, kata qalb 

(hati) dapat dipahami sebagai potensi yang dimiliki seseorang dalam menggapai 

sebuah pengetahuan. Kata qalb dalam al-Qur’an dijelaskan dengan sikap atau 

karakter, dengan demikian banyaknya arti dari qalb itu sendiri.33 Selain itu, kata qalb 

diungkapkan untuk makna khusus yang mencakup jiwa (ruh) yang bersih, 

pengetahuan, keberanian dan lainnya.34 

Kata al-Muni>b adalah bentuk isim fa’il (kata benda yang menunjukkan pelaku 

pekerjaan) yang berasal dari akar kata anaba (dalam bentuk kata kerja lampau) yang 

                                                             

31M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 2242-243. 

32Abu> 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, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosa kata Asing 

dalam al-Qur’an, Jilid III, h. 219. 

33Virgin Yuliana, “Pendidikan Qalbu (Hati) Menurut Al-Qur’an Kajian Surat Al-Hajj Ayat 

46”, Skripsi (Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 12  

34Abu> 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, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosa kata Asing 

dalam al-Qur’an, Jilid III, h. 220. 
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berarti “kembalinya sesuatu kepada asalnya”. Seperti ucapan Anaba fulan ila Allah ( 

fulan kembali kepada Tuhannya dengan penuh rasa taubat dan keikhlasan).35 

Dalam kitab tafsir al-Qurt{ubi> dijelaskan bahwa kalbu yang bersifat muni>b 

adalah hati seseorang yang telah menerima titah untuk taat. Dalam halaman yang 

sama, disebut juga pendapat lain yang memaparkan maknanya dengan hati yang tulus 

dan ikhlas. al-Qurt}ubi sendiri> berpendapat bahwa Qalbun Muni>b ialah hati yang 

bertaubat, yang dapat juga dimaknai dengan hati yang bersih.36  

Sementara itu, Wahbah Zuha}ili> lebih dalam menyingkap makna Qalbun Muni>b 

yakni, seorang hamba yang menemui Tuhannya pada hari kiamat dengan hati yang 

selalu bersegera menuju ketaatan, yang mencintai pencipta-Nya, yang puas dan 

senang dengan ketaatan itu serta tidak pernah merasa bosan dengan-Nya.37 

h.  ٍسَلَام 
Secara etimologi, kata ini berasal dari kata dasar salima yang pada mulanya 

berarti “selamat dan bebas dari bahaya”. Arti itu kemudian berkembang dan 

menghasilkan arti-arti lain, seperti memberi, menerima, patuh, tunduk, berdamai, 

tenteram, tidak cacat, dan ucapan selamat. Akan tetapi, keberagaman arti itu tidak 

sampai meninggalkan arti asalnya, misalnya “memeluk agama Islam” diungkapkan 

dengan aslama karena dengan memeluk agama Islam, seseorang selamat dari 

kesesatan. Kata ini disebut 42 kali dalam al-Qur’an.38 

i.  ِيَـو مُ ال خُلُود 
                                                             

35Al-Raghib al-Ashfalani,Mu’jam Mufradat Li Alfadh Al-Qur’an, Dar al-Fikr, Bairut 

36Abu> Abdilla>h Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farih al-Ans}a>ri> al-Khuzra>ji> Syamsu 

al-Di>n al-Qurt}ubi>, Tafsir al-Qurt}ubi>, Juz  XVII, h. 20. 

37Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, al-Tafsi@@r al-Muni@r: Fi@ al-‘Aqi@dah wa al-Syari@’ah wa al-

Manhaj, Juz XXVI, h. 307. 

38M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid III, h. 870. 
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Secara harfiah, kata yaum berarti “hari”, yang berdurasi 24 jam. Bentuk 

jamaknya adalah ayya>m dan aya>wi>m. Hanya bentuk jamak ayya>m yang digunakan 

dalam al-Qur’an. Dalam al-Qur’an, kata yaum berbentuk mufrad disebut sebanyak 365 

kali.39 

Kata ini berasal dari kata khalada-yakhludu-khulu>dan yang menunjuk pada arti 

“tetap” dan “kekal”. Kekekalan yang ditunjuk khalada dapat berarti “kekekalan 

sementara” dan “kekekalan di dalam arti sesungguhnya, abadi terus menerus tanpa 

akhir, tetapi mempunyai awal.”40 

Kata ini berarti terbebasnya sesuatu dari mengalami kerusakan dan tetapnya 

sesuatu itu pada keadaan yang dialaminya. Setiap hal yang lama untuk berubah 

araupun rusak, maka orang Arab mensifatinya sebagai al-khulu>d.41 Kata khulud hanya 

disebut satu kali dalam al-Qur’an yaitu pada QS Qa >f/50: 34.42 

j.  ٌمَزيِد 
Kata ini merupakan mas}dar dari za>da-yazi>du-zaidan/ziya>datan/mazi>dan yang 

tersusun dari huruf-huruf za, ya, dan dal. Akar kata tersebut menunjuk pada makna 

dasar, yakni bertambah. Dalam al-Qur’an kata za>da dan semua derivasinya terulang 

sebanyak 62 kali dengan bentuk fi’il dari wazan mujarrad (tanpa huruf tambahan) za>da 

sebanyak 54 kali, baik fi’il ma>d}i (bentuk lampau), mud}a>ri> (bentuk masa kini dan akan 

datang) maupun fi’il amr (bentuk perintah); bentuk fi’il ma>d}i dan mud }a>ri> dari wazan 

                                                             

39M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid III, h. 1107-1108. 

40M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid II, h. 451. 

41Abu> 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,  terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Q ur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosa kata Asing 

dalam al-Qur’an, Jilid 1, h. 671-672. 

42M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid II, h. 451. 
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izda>da sebanyak delapan kali; bentuk mas}dar mazi>d (berimbuhan huruf) 2 kali; bentuk 

mas}dar ziya>dah 2 kali; dan bentuk zaid (nama orang) satu kali.43 

2. Muna>sabah Ayat 

Setelah menerangkan percakapan yang terjadi antara orang kafir dan setan 

yang menjadi qarinnya pada hari kiamat, Allah swt. menerangkan keadaan orang-

orang yang bertakwa. Hal ini sejalan dengan lazimnya al-Qur’an yang 

mengomparasikan antara hal-hal yang berlawanan dan penyebutan sesuatu yang 

menjadi lawannya. Dengan demikian, diharapkan manusia waspada dan takut, 

berhasrat dan mengharap rahmat Allah swt. dengan begitu, berarti terpenuhilah 

perpaduan antara at-tarhi>b dan at-targi>b, antara rasa takt dan cemas dengan 

pengharapan.44 

 

 

 

3. Tafsiran Ayat 

Adapun penelitian ini mengangkat QS Qa>f: 31-35. Dari ayat ini penulis 

mengklasifikasi beberapa poin inti penafsiran ayat  berdasarkan dari beberapa kitab 

tafsir, sebagai berikut: 

a. Pada ayat 31, surga didekatkan dan dirapatkan kepada al-muttaqi>n (orang-

orang bertakwa) sehingga tidak perlu menempuh perjalanan yang jauh. 

                                                             

43M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid III, h. 1137. 

44Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, al-Tafsi@@r al-Muni@r: Fi@ al-‘Aqi@dah wa al-Syari@’ah wa al-

Manhaj, Juz XXVI, h. 307. 
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b. ayat 32, surga diberikan kepada orang yang memiliki karakter senantiasa 

kembali dan bertobat dari maksiat dan selalu mematuhi janji dengan tidak melanggar 

dan tidak mengabaikannya. 

c. Ayat 33, orang yang takut kepada Allah dalam urusan rahasianya, yaitu pada 

saat tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali Allah swt., dan dia menemui Allah 

swt. pada hari kiamat dengan hati yang bertaubat, ikhlas kepada-Nya, serta tunduk 

terhadap-Nya. 

d. Ayat 34, orang-orang yang bertakwa dan berbakti itu masuk ke dalam surga 

disertai dengan keselamatan dari segala bahaya dan keburukan, aman dari seluruh hal 

yang tidak diinginkan, kenikmatan mereka tidak pernah terputus, tidak terkotori dan 

tidak ada habisnya, tidak bisa lenyap, tidak ada kematian dan tidak ada sesuatu pun 

yang bisa mengotorinya. 

e. Ayat 35, Bagi orang-orang bertakwa yang dijelaskan dengan kriteria 

sebelumnya, mereka mendapatkan segala keinginannya dalam surga, Bentuk 

kesenangan apapun yang mereka minta, pasti dihadirkan kepada mereka.  

Allah swt. berfirman ( ينَ غَيـ رَ بعَِيدٍ وَأزُ لِفَتِ ال جَنَّةُ للِ مُتَّقِ  ) “Dan didekatkanlah surga 

itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh (dari mereka)”. 

Beberapa ulama menafsirkan bahwa kedekatan ini adalah sebelum orang-orang yang 

bertakwa itu masuk ke dalam surga, yakni ketika mereka masih hidup di dunia. 

Maknanya ialah hati mereka didekatkan kepada surga ketika dikatakan kepada mereka 

“hindarilah perbuatan maksiat”. Ada pula ulama lain yang menafsirkan bahwa yang 

dimaksud dengan kedekatan pada ayat ini ialah setelah orang-orang yang bertakwa 
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masuk ke dalam surga. Maknanya, surga-surga itu didekatkan kepada para 

penghuninya hingga mereka tidak perlu menempuh perjalanan yang jauh.45 

Hal senada juga diungkapkan oleh Sayyid Qut}ub dalam kitab tafsirnya bahwa 

kedekatan yang dimaksud adalah surga mendekat dan merapat, sehingga mereka tidak 

perlu susah payah berjalan menghampirinya, justru surgalah yang mendekat, pada 

tempat yang tiada jauh (dari mereka).  Di samping surga mereka (orang-orang 

bertakwa menerima nikmat keridaan-Nya.46 

Menurut interpretasi Must}afa al-Mara>gi>, yang dimaksud dengan ayat ini ialah 

bahwa surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dan 

menghindari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Tuhan mereka, sehingga surga itu bisa 

dilihat dengan mata mereka, sebagai penghormatan bagi mereka dan agar jiwa mereka 

terteram. Dengan demikian mereka dapat melihat kenikmatan maupun hal-hal yang 

menggembirakan, yang disediakan untuk mereka, kelezatan, dan kesenangan-

kesenangan yang tiada habisnya dan kekal abadi.47 

Dalam Tafsir al-Misbah juga dipaparkan hal senada seperti pemaparan diatas, 

bahwa ayat ini menggambarkan surga didekatkan kepada al-Muttaqin, yakni orang-

orang yang mantap dan sempurna ketakwaannya, sedang dalam QS al-Zumar/39: 73 

dinyatakan bahwa: 

َ يق  َات َّق وْاَر ب َّه مَْإ ل ىَالْج نَّةو س   ...الَّذ ين 
Terjemahnya: 

                                                             

45Abu> Abdilla>h Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farih al-Ans}a>ri> al-Khuzra>ji> Syamsu 

al-Di>n al-Qurt}ubi>, Tafsir al-Qurt}ubi>, Juz XVII, h. 19-20. 

46Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usain al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’an, Juz VI, h. 1133ز 

  47Ahmad bin Mus}t}afa al-Maragi, Tafsir al-Maragi, Juz XXVI (Cet. I; Mesir: Syirkah 

Maktabah wa Matba’ah Mus}t}afa, 1365 H/1946 M), h. 166. 
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 Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga...48 

Perlu dicatat bahwa ayat al-Zumar itu menggunakan kata َْر ب َّه م يق َالَّذ ين َات َّق وْاَ  .و س 

Kata tersebut tidak mengandung pengertian kesempurnaan takwa. Atas dasar itu, kita 

dapat berkata, yang didekatkan surga kepadanya adalah orang yang sempurna 

takwanya, sedang yang biasa-biasa saja takwanya merekalah yang akan diantar 

menuju ke surga.49 

Selanjutnya firman Allah swt. ( ذَ  ا مَا توُعَدُونَ لِكُلِ  أَوَّابٍ حَفِيظٍ َِ ) “Inilah yang 

dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepada Allah) 

lagi memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya)”. Yaitu, setelah para penduduk 

surga menempati tempat-tempat mereka yang istimewa itu, lalu dikatakan kepada 

mereka; ini semua adalah ganjaran yang telah dijanjikan kepada kalian ketika masih 

di dunia melalui lisan para Rasul.50 

Kata ( ٍحَفِيظ) pada ayat di atas, beberapa ulama memaknainya dengan 

seseorang yang selalu menjaga dosa-dosanya agar ia dapat memohon ampunan dan 

tidak kembali melakukannya. Selain itu, ada juga ulama yang memaknainya dengan 

seseorang yang selalu menjaga kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah 

kepadanya, dan menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya.51 

Selanjutnya firman Allah swt. ( ٍمَنَ باِل غَي بِ وَجَاءَ بِقَل بٍ مُنِيب  (dialah)“ (مَن  خَشِيَ الرَّح 

orang yang takut kepada Zat Yang Maha Pengasih (sekalipun) dia tidak melihat-Nya 

                                                             

48Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 680. 

49M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian.  al-Qur’an, vol. 13, h. 

46-47. 

50Abu> Abdilla>h Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farih al-Ans}a>ri> al-Khuzra>ji> Syamsu 

al-Di>n al-Qurt}ubi>, Tafsir al-Qurt}ubi>, Juz XVII, h. 20. 

51Abū Ja‘far Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-Amali al-Ṭabarī, Tafsīr al-

T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wi>ll Qura>n, Juz XXI (Cet. I; Bairu>t: Muassasah al-Risa>lah, 2000 M/ 1420 

H), h. 452. 
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dan dia datang (menghadap Allah) dengan hati yang bertaubat”. Maksudnya, orang 

yang takut kepada Allah dalam urusan rahasianya, yaitu pada saat tidak ada seorang 

pun yang melihatnya kecuali Allah swt., dan dia menemui Allah swt. pada hari kiamat 

dengan hati yang bertaubat, ikhlas kepada-Nya, serta tunduk terhadap-Nya.52 

Menurut al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, kalimat “hati yang bertaubat” ( ٍقـَل ب
-dapat juga dimaknai dengan “hati yang bersih”. Sementara itu, Abu Bakar al (مُنِيبٍ 

Warraq berpendapat bahwa tanda seseorang dapat dikatakan muni>b adalah mengenal 

kehormatan yang dimiliki-Nya dengan penuh keyakinan serta selalu bersedia untuk 

memberikan bantuan apapun agar memperkokoh ajaran-Nya, dan ia juga selalu merasa 

rendah akan keagungan-Nya serta meninggalkan hawa nafsunya sendiri.53 

Selanjutnya firman Allah swt. ( ِا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَـو مُ ال خُلُود  Masuklah ke“ (اد خُلُوَِ

(dalam  surga) dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi”. Maksudnya, orang-

orang yang bertakwa dan berbakti itu masuk ke dalam surga disertai dengan 

keselamatan dari segala bahaya dan keburukan, aman dari seluruh hal yang tidak 

diinginkan, kenikmatan mereka tidak pernah terputus, tidak terkotori dan tidak ada 

habisnya, tidak bisa lenyap, tidak ada kematian dan tidak ada sesuatu pun yang bisa 

mengotorinya.54 

Selanjutnya firman Allah swt. ( ٌلَهُم  مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَي ـنَا مَزيِد) “Mereka di 

dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada Kami masih ada lagi 

tambahan (nikmat)”. Bagi orang-orang bertakwa yang dijelaskan dengan kriteria 

                                                             

52Abu> al-Fida>’ Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas|ir al-Qurasyi al-Bas}ri, Tafsir al-Qur’an al-‘Az}i>m, Juz 

VII (Cet. II; t.t.: Da>r ), h. 406. 

53Abu> Abdilla>h Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farih al-Ans}a>ri> al-Khuzra>ji> Syamsu 

al-Di>n al-Qurt}ubi>, Tafsir al-Qurt}ubi>, Juz XVII, h. 21. 

54‘Abdu al-Rahman bin Na>s}ir bin ‘Abdullah al-Sa’di>, Tafsi>r al-Kari>m al-Rahman Fi Tafsi>r 

Kala>m al-Manna>n, Juz I (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risa>lah, 2000), h. 806. 
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sebelumnya, mereka mendapatkan segala keinginannya dalam surga, sesuatu yang 

dihasrati oleh hati mereka dan yang dipandang sedap oleh mata mereka berupa 

beragam kebaikan dan berbagai bentuk kenikmatan sesuai dengan hasrat mereka. 

apapun yang mereka inginkan, akan mereka dapati. Bentuk kesenangan apapun yang 

mereka minta, pasti dihadirkan kepada mereka.55 

Sayyid Qut}ub dalam tafsirnya, ayat 31-35 ini menjelaskan  tentang 

pemandangan yang nyaman, disukai, diridai, dan indah. Ia adalah pemandangan surga 

yang menghampiri orang-orang yang bertakwa, sehingga dari kedekatan ia tampak 

menyambut dan menghormat. Penghormatan tampak dari setiap tuturkata dan gerak-

geriknya. Surga itu mendekat dan merapat, sehingga mereka tidak perlu susah-payah 

berjalan menghampirinya, justru surgalah yang mendekat, pada tempat yang tiada 

jauh (dari mereka). Di samping surga, mereka pun menerima nikmat keridaan.56  

                                                             

55Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, al-Tafsi@@r al-Muni@r: Fi@ al-‘Aqi@dah wa al-Syari@’ah wa al-

Manhaj, Juz XXVI, h. 308. 

 56Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usain al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’an, Juz VI, h. 3362. 
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BAB IV 

MAKNA QALBUN MUNI>>>><B DALAM QS QA<F/50: 31-35 

A. Makna Qalbun Muni>b  

Hati sangat berpotensi menjerumuskan manusia ke dalam jurang kehinaan dan 

kebobrokan. Di sisi lain, hati juga mampu menenggelamkan manusia bergelimangan 

syahwat dan dosa. Hati berpotensi melakukan “keajaiban” untuk sadar, insyaf dan 

sadar diri. Hati yang segera beristigfar, memohon ampun dan kembali kepada fitrah 

dan kesucian diri, inilah yang disebut dengan Qalbun Muni>b.1 

Di dalam al-Qur’an, Penggunaan kata Qalbun Muni>b terungkap hanya satu 

kali, pada QS Qa>f/50: 33 yang berbunyi: 

مَنَ   ( 11باِل غَي بِ وَجَاءَ بِقَل بٍ مُنِيبٍ ) مَن  خَشِيَ الرَّح 

Terjemahnya: 

(Dialah) orang yang takut kepada Zat Yang Maha Pengasih (sekalipun) dia 
tidak melihat-Nya dan dia datang (menghadap Allah) dengan hati yang 
bertaubat.2  

Ayat ini erat kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 31-32 dan ayat 

setelahnya ayat 34-35. Yang menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu pasti 

akan didekatkan dengan surga. Ayat ini mengemukakan bagaimana karakter orang-

orang yang bertakwa yang akan memasuki surga tersebut, yaitu orang-orang yang 

                                                             

1Muhammad Munib,  Delapan Pintu Surga, (PT Elex Media Komputindo: Jakarta, 2011), h. 

30. 

2Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 759. 
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takut kepada azab dan siksa Allah yang sementara ini tidak kelihatan olehnya, serta 

kembali menghadap Allah dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab.3  

Melalui penelusuran Muna>sabah, dapat dipahami bahwa istilah Qalbun Muni>b 

merupakan karakter dari orang-orang bertakwa dan akan merubah status manusia 

menjadi orang bertakwa. Jenis sifat hati ini akan memberikan dampak signifikan bagi 

pemiliknya. Sementara itu, dampak yang paling besar atau hasil yang akan didapatkan 

mereka akan mendapatkan kenikmatan surga.4 

Istilah Qalbun Muni>b terdiri dari lafaz qalb dan muni>b. Kata qalb di 

deskripsikan sebagai entitas batin yang sempurna dalam jiwa manusia yang berfungsi 

untuk mencapai makrifatullah. Kata ini mencakup segala macam daya batin yang 

dimiliki manusia untuk mencapai derajat muqarrabi>n (orang-orang yang dekat), dan 

menghayati makna tauh}idulla>h (mengesakan Allah).5  

Menurut Ibnu ‘Araby bahwa qalb ialah entitas suatu organ tubuh yang 

menghasilkan pengetahuan yang benar, intuisi yang menyeluruh, mengenal Allah 

SWT dan misteri ketuhanan, singkatnya qalb adalah bagian segala sesuatu yang 

memenuhi syarat untuk mengetahui ilmu gaib. 

Ada dua aspek yang menggambarkan kata qalb. Pertama, aspek jasmani yakni 

sebagai organ tubuh yang terletak di dalam rongga dada. Kedua, aspek rohani, yang 

meliputi perasaan, pemahaman dan pemikiran. Hanya saja, dalam hal ini lebih 

                                                             

3Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an (Cet. I; Surabaya: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2007), h. 54. 

4Sihabussalam. https://tafsiralquran.id/memahami-qalbun-munib-sebagai-karakter-orang-ya 

ng-bertakwa/ : (18/08/2021). 

5Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Spritualitas dan Akhlak (Tafisr al-Qur’an Tematik), 

(Cet. I; Jakarta:KDT, 2010), h. 120-121. 

https://tafsiralquran.id/author/sihabussalam/
https://tafsiralquran.id/memahami-qalbun-munib-sebagai-karakter-orang-ya
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menitikberatkan pada aspek rohani yaitu segala daya dan kekuatan yang dimiliki 

qalb.6 

Sedang kata al-Muni>b terambil dari akar kata anaba  yang merupakan bentuk 

isim fa’il (kata benda yang menunjukkan pelaku pekerjaan) yang (dalam bentuk kata 

kerja lampau) berarti “kembalinya sesuatu kepada asalnya”. Seperti ucapan anaba 

fulan ila Allah (fulan kembali kepada Tuhannya dengan penuh rasa taubat dan 

keikhlasan).7  

Di dalam al-Qur’an kata Muni>b dan derivatnya ditemukan sebanyak 3 kali 

yang terdapat pada QS Hud/11: 75, dimana kata muni>b pada ayat ini dipergunakan 

oleh seorang Nabi. Kemudian terdapat juga pada  QS Saba’/34: 9, pada ayat ini 

berisikan tentang ciptaan langit dan bumi yang tidak ada yang bisa mentadaburi-Nya 

kecuali orang-orang yang muni>b  dan QS Qa>f/50: 33, muni>b pada ayat ini ialah 

kembalinya seorang hamba dari maksiat menuju ketaatan. Ayat ini yang menjadi titik 

tolak penelitian ini.  

Kata muni>b dapat diinterpretasikan dengan makna ruju’ yakni bagi siapa yang 

kembali kepada jalan agama yang lurus. Kata al-muni>b pada ayat diatas diperuntukkan 

kepada orang-orang yang kembali dalam melakukan maksiat. Barang siapa yang 

muni>b niscaya Allah akan membimbingnya kepada jalan kebenaran. Pendapat lain 

mengatakan bahwa maknanya adalah ikhlas dalam hal melaksanakan setiap aturan 

                                                             

6Dedi Sahputra Napitupulu, “Elemen-Elemen Psikologi Dalam Al-Qur’an Studi Tentang Nafs, 

‘Aql, Qalb, Ruh, Dan Fitrah”, Psikoilamedi a Jurnal Psikologi 4, no. 1 (2019): h. 64. 

7Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an h. 53                                                                                                                                            
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Allah dan berpaling dari maksiat menuju ketaatan, serta dari sifat tinggi hati kepada 

rendah hati.8 

Buya Hamka menyatakan bahwa Qalbun Muni>b yaitu orang yang datang 

menemui Allah dengan perasaan taubat. Jika diselisik, kata ja>’a yang berarti datang, 

jelas sekali bahwa iman yang kita pupuk dalam hati itu selalu aktif, bukan berdiam, 

menunggu, melainkan datang. Melainkan menempuh ke depan dan bukan mundur ke 

belakang dan bukan lalai dan bimbang. Jika seseorang selama menempuh perjalanan 

di dunia ini tersesat, ia pun akan kembali kepada kebenaran. Jika seseorang itu 

terlanjur melangkahkan kakinya kepada jurang kesesatan, maka pasti ia kembali 

kepada jalan kebenaran, jika seseorang berbuat kufur, haruslah bersegera untuk 

bertaubat. Tidak ada kusut yang tidak dapat selesai, tidak ada keruh yang tidak bisa 

jernih, asalkan satu hal yang tidak hilang dari hati kita, yaitu kepercayaan kepada 

Rahman dan Rahim-Nya Allah.9  

Kata al-Muni>b yang menyifati kata qalb menurut Mustafa al-Maragi dan 

Sayyid Qut}ub adalah hati seseorang yang penuh keikhlasan dan penuh perhatiannya 

dalam ketaatan kepada Allah. Lebih spesifik Ibnu Abbas menyebut maknanya dengan 

seorang hamba yang kembali kepada Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat yang 

dibenci Allah, kemudian ia melakukan ketaatan, dan menunjukkan kecintaan dan 

bersimpuh dihadapan-Nya.10 

                                                             

8Alfin Syahrin Lubis, Esensi Qalb, Skripsi, (Padang Sidimpuang, Institut Agama Islam, 2014), 

h. 83-84. 

9Buya Hamka, Tafsit al-Azhar, Juz IX, (Cet.II; Gema Insana, t.t), h. 6878. 

10Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Fawa’id al-Fawa’id, di tahqiq oleh Ali Abi Hasan al-Halabi  

(Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi’i, 2012), h. 195. 
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Dalam kitab tafsir al-Qurt{ubi> dijelaskan kalbu yang bersifat muni>b ialah hati 

seseorang yang telah menerima titah untuk taat. Pada halaman yang sama, disebut 

juga pendapat lain yang memaparkan maknanya dengan hati yang tulus dan ikhlas. 

Setelah menjelaskan beberapa pendapat, kemudian al-Qurt}ubi sendiri menyatakan 

bahwa Qalbun Muni>b ialah hati yang bertaubat, yang dapat juga dimaknai dengan hati 

yang bersih. 11  Hal serupa juga diungkapkan Ibnu Kas}ir dalam kitab tafsirnya.  

Wahbah Zuha}ili> lebih komprehensif menyebutkan makna Qalbun Muni>b yakni 

seorang hamba yang menemui Tuhannya pada hari kiamat dengan hati yang selalu 

bersegera menuju ketaatan, yang mencintai pencipta-Nya, yang puas dan senang 

dengan ketaatan serta tidak pernah merasa bosan dengan Tuhan-nya.12  

Di dalam sebuah artikel disebutkan bahwa semua anugerah yang di dapat oleh 

Qalbun Muni>b merupakan pemberian dan percikan anugerah Allah kepada Nabi 

Muhammad saw. oleh sebab itu, orang yang dekat dan bersambung kepada Rasulullah 

akan cepat mendapat anugerah dan menjadikannya mempunyai hati yang bertaubat.13 

Dari beberapa penjelasan mufassir terkait Qalbun Muni>b, dapat dipahami 

bahwa  hati ini memiliki 3 sifat yakni: 

1. Mukhlis ialah hati yang tulus dan ikhlas menjalankan perintah-Nya. 

2. Muqbil, hati yang selalu mendekat kepada Allah swt. 

                                                             

11Abu> Abdilla>h Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farih al-Ans}a>ri> al-Khuzra>ji> Syamsu 

al-Di>n al-Qurt}ubi>, Tafsir al-Qurt}ubi>, Juz  XVII, h. 20. 

12Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, al-Tafsi@@r al-Muni@r: Fi@ al-‘Aqi@dah wa al-Syari@’ah wa al-

Manhaj, Juz XXVI, h. 307. 

13https://kmibremen.de/archive/1801 (27 Desember 2020) 

https://kmibremen.de/archive/1801
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3. Taib, hati yang selalu bertaubat yakni orang yang sebelumnya jauh dari Allah 

karena pelanggaran-pelanggaran kemudian ia berusaha mendekat kepada Allah agar 

ia kembali menjadi hamba yang dekat kepada-Nya.14  

Qalbun munib sendiri diperuntukkan dan dimiliki oleh orang bertakwa. Takwa 

menurut T}aba>t}aba>’i> mempunyai arti filosofis yang mendalam. Dalam nafs (jiwa 

manusia terdapat dua potensi, yakni potensi yang cenderung kepada kebaikan dan 

potensi berbuat jahat. Manusia yang mampu mengembangkan potensi kebaikan, yang 

ada dalam dirinya.15 Orang yang senantiasa memelihara diri dari siksa neraka ialah 

mereka yang memiliki pandangan dan kesadaran yang tinggi dalam memahami dan 

menghayati sebab-sebab yang dapat menimbulkan azab tersebut (memahami hukum-

hukum Allah) sehingga apabila berbuat suau aktivitas maka selalu disertai dengan 

memperhatikan kebenaran perbuatannya, inilah yang disebut manusia takwa.16 

Orang yang bertakwa kepada Allah dengan baik dan benar akan menghadap-

Nya dengan rasa taubat dan pasrah terhadap apa saja yang telah ditetapkan Allah 

untuknya. Karena ia yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa memperhatikan setiap 

amal perbuatan serta mengetahui apa saja yang tersembunyi dalam hatinya, maka ia 

berupaya untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan 

larangan-larangan-Nya dengan rasa suka cita dan kesadaran yang tinggi. Dengan 

demikian hatinya akan selamat dan bersih dari sifat-sifat yang buruk dan tercela.17 

                                                             

14M. Sadik, Tobat Dalam Perspektif al-Qur’an, Jurnal Hunafa, 7, no. 2. (2019), h. 213. 

15Irsyadunnas, ‘Amar dalam al-Qur’an: Kajian Tentang Ayat-ayat Takwa, Jurnal Penelitian 

Agama, 12 no. 3. (September-Desember 2003), h. 2. 

16Muhammad Husaini dkk, Philosopy Of Islam, Terj. Ilyas Hasan, Intisari Islam, (Cet. I; 

Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 286. 

 17Sumarkan dan Titik Triwulan Tutik, Misteri Hati (Asrarul Qalb) Dalam Diri Manusia 

Perspektif Al-Qur’an, h. 54. 
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Jelasnya, pemilik hati yang bersih itu bersinggungan dengan Allah swt. baik 

dalam kesulitan maupun kemudahannya, baik dengan inisiatifnya maupun dengan 

keterpaksaannya. Hatinya terkait erat bersama Rasulullah saw. lebih erat daripada 

siapa pun, baik dalam berbicara maupun berbuat. Bagi siapa yang menginginkan hati 

yang bersih, haruslah senantiasa bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya.18 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa 

Qalbun Muni>b ialah keadaan hati seseorang yang selalu kembali kepada Tuhannya dan  

tidak pernah bosan untuk melakukan ketaatan kepada-Nya. ia juga adalah salah satu 

karakter atau sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Takwa sendiri memiliki 

pengertian takut serta sanggup menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya. Pengertian tersebut merupakan manifestasi dan prosesi mendekatkan diri dalam 

ruang lingkup ketaatan kepada Allah. 

B. Karakteristik/ Ciri-Ciri Qalbun Muni>b 

Sebagai seorang muslim, tentunya kita sangat menginginkan hati yang  

bertaubat (Qalbun Muni>b) berada dalam tubuh kita, agar hati kita menjadi bersih. Isi 

hati seseorang tidak dapat diketahui oleh siapapun, kecuali oleh dirinya sendiri dan 

Allah swt., serta orang orang pilihan Allah yang telah dibukakan untuknya hal-hal 

yang gaib. Maka dari itu tentunya kita ingin mengetahui apakah hati kita ini sudah 

memiliki Qalbun Muni>b atau belum.  

Berdasarkan banyaknya penafsiran yang diuraikan sebelumnya, penulis dapat 

menjelaskan ciri-ciri dari orang yang memiliki hati yang bertaubat (Qalbun Muni>b):  

1. Senantiasa Memperbaharui Taubat 

                                                             

18Khairul Masduki, Makna Qalbun Sali>m dalam al-Qur’an, skripsi, (Surabaya, UIN Sunan 

Ampel, 2011), h. 12. 
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Seorang muslim yang memiliki Qalbun Muni>b yakni hati yang selalu kembali 

dan bertaubat, mempunyai ciri-ciri ketika melakukan salah dan khilaf, ia langsung 

memohon ampun kepada Allah. Taubat merupakan sarana untuk mendekatkan diri 

kepada Allah swt., salah satu amalan dahsyat yang akan memperkuat iman dalam qalb 

seorang muslim, memperbaiki akidahnya, menegakkan tauhid. Istighfar akan 

menyucikan hati dari kegelapan maksiat dan dosa. Sebab, dosa menjadi noda dan 

kotoran bagi hati.19 

Orang yang senantiasa beristigfar dan memohon ampun kepada Allah atas 

segala kesalahan yang dia perbuat, tidak diragukan lagi hatinya akan bening dan bersih 

karena setiap saat mengakui kesalahan yang ia lakukan, selalu menjaga dirinya agar 

tidak terpelosok dalam hal-hal yang akan mengotori hatinya. 

Manusia yang selalu kembali kepada Rabb-nya ia pasti mempunyai rasa takut 

kepada Allah, karena adanya perasaan takut yang dimilikinya, orang tersebut tidak 

segan untuk mengakui kesalahan tersebut dan bertaubat serta meminta ampun dan 

bersegera kembali kepada Allah swt. Allah sendiri juga telah menjanjikan bagi orang 

yang hatinya di penuhi dengan taubat untuk didekatkan dengan surge, sebagaimana 

firman-Nya dalam QS Qa>f/50: 31-32 yang berbunyi: 

13َوَأُزْلِفَتَِالجَْنَّةَُلِلْمُتَّقِينََغيَرََْبعَِيدٍَ) ابٍَحَفِيظٍَ)(َهَذَاَمَاَتوُعَدُونََلِكُلِّ َ(13َأَوَّ

Terjemahnya: 

31. Adapun surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat 

yang tidak jauh (dari mereka). 32. (Dikatakan kepada mereka,) “inilah yang 

dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang bertobat lagi patuh. 

33. (Dialah) orang yang takut kepada Zat Yang Maha Pengasih (sekalipun) dia 

                                                             

19Badrul tamam. https://www.voa-islam.com/read/doa/2020/10/22/74137/istighfar-members 

ihkan -hati-d an-menyucikannya/ ( 2020). 

https://www.voa-islam.com/read/doa/2020/10/22/74137/istighfar-members%20ihkan%20-hati-d%20an-menyucikannya/
https://www.voa-islam.com/read/doa/2020/10/22/74137/istighfar-members%20ihkan%20-hati-d%20an-menyucikannya/
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tidak melihat-Nya dan dia datang (m enghadap Allah) dengan hati yang 

bertaubat.20 

Terkait dengan ketiga ayat ini, Allah secara tegas menjelaskan bahwa surga 

didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan janji ini diperuntukan bagi setiap 

awwab. Kata awwab menurut al-Alusi dan al-Tustari diartikan sebagai orang yang 

kembali dengan hati yang bersih, bertaubat kepada Allah dan melepaskan diri dari 

segala perbuatan dosa.21 

 Sementara al-Maragi mengartikan awwab sebagai orang bertakwa yang 

kembali dari dosa dan maksiat kepada Allah serta taat kepada-Nya seraya 

memperbaharui taubat dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan.22  

Dengan demikian, pendapat mufassir tentang definisi awwab menunjukkan 

bahwa sifat ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki Qalbun Muni>b akan 

senantiasa kembali kepada Allah ketika melakukan salah dan khilaf dan menaati 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak akan melakukan 

sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah. Namun ketika ia lupa dengan 

melanggar perintah-perintah Allah dan tergelincir dalam perbuatan dosa dan 

melakukan kemaksiatan, maka ia akan akan segera bertaubat memperbaiki diri dan 

kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah akan mampu menghapus dosa-dosa 

yang pernah dilakukan dan yang pernah menghiasi semasa hidupnya.23 

                                                             

20Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 760. 

21Al-Tustari>, Tafsi>r al - Qur’a>n al-‘Az}i>m, (Beirut: Dar al-Qalam, 2002), h. 189. 

22Ahmad bin Mus}t}afa al-Maragi, Tafsir al-Maragi, Juz XXVI (Cet. I; Mesir: Syirkah Maktabah 

wa Matba’ah Mus}t}afa, 1365 H/1946 M), h.  

23Eko Zulfikar, Takut Kepada Allah Dalam al-Qur’an: Analisis Terhadap Ayat-Ayat 

Khasyatullah, Hermeneutik: Jurnal Imnu al-Qur’an dan Tafsir 13. No. 1 (2019), h. 146. 
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2. Menahan Hawa Nafsunya Sendiri. 

Menahan diri dari keinginan hawa nafsu merupakan titik pusat di wilayah 

ketaatan, karena hawa nafsu merupakan pendorong yang kuat terhadap semua 

pelanggaran dan kemaksiatan. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa hawa nafsu 

merupakan keinginan yang bertentangan dengan tuntunan agama. Ia dilukiskan al-

Qur’an sebagai kegiatan yang selalu mendorong kepada hal-hal yang bersifat buruk 

kecuali mereka yang dipelihara Allah  dan mendorong setiap manusia menuju 

kebinasaan. Apabila seseorang menahan diri dari nafsunya, maka upaya tersebut 

merupakan penangkal sekaligus obat bagi penyakit yang diakibatkan nafsunya. 

Seseorang yang mempunyai keimanan akan datangnya hari kiamat dan percaya 

bahwa pada hari itu juga merupakan yaum al-hisab (hari perhitungan) dan yaum al-

jaza (hari pembalasan), serta semua perbuatannya di dunia akan menjadi tanggung 

jawab seorang diri tanpa ada yang menolong, maka ia akan berfikir secara 

berulangulang untuk melakukan maksiat kepada Allah. Godaan dan ajakan hawa nafsu 

akan dicegahnya guna untuk menghindari celaka dan siksa yang pedih kelak di 

akhirat.24 

Ibn al-Jauzi memberi lima cara untuk meninggalkan dan tidak terjerumus 

mengikuti hawa nafsu, di antaranya:  

 

a. Merenung dan berfikir kembali bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan bukan 

untuk menjadi budak nafsu. Akan tetapi manusia diciptakan agar bisa 

                                                             

24Eko Zulfikar, Takut Kepada Allah Dalam al-Qur’an: Analisis Terhadap Ayat-Ayat 

Khasyatullah, Hermeneutik: Jurnal Imnu al-Qur’an dan Tafsir 13. No. 1 (2019), h. 153. 
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mempertimbangkan akibat segala sesuatu dan beramal shaleh untuk bekal kehidupan 

akhirat.  

b. Hendaklah dia memikirkan akibat yang akan ditimbulkan oleh hawa nafsu, bahwa 

dengan nafsu akan terjerumus pada kenistaan dan kebinasaan. 

c.  Hendaklah orang yang berakal memahami bahwa dia baru saja memenuhi hawa 

nafsunya dan membersihkan dalam benaknya akibat dari perbuatan tersebut.  

d. Hendaklah dia memikirkan kembali kenikmatan yang sedang dia kejar, niscaya akal 

memberitahu kepadnya bahwa kenikmatan itu sebenarnya tidak berarti apa-apa, 

karena mata hawa nafsu telah buta.25 

 Abu Bakar al-Waraq menyebut tanda seseorang memiliki Qalbun Muni>b 

diantaranya: 

a. Mengenal Allah dengan penuh keyakinan  

b. Merasa rendah akan keagungan Allah  

c. Selalu bersedia memberikan bantuan apapun agar memperkokoh ajaran-Nya. 

d. meninggalkan hawa nafsunya sendiri.26 

Terkait hal ini, Ibnu Qayyim menambahkan mengenai tanda-tanda orang yang 

memiliki hati yang sehat;  

a) Ia lebih mengutamakan segala sesuatu yang bermanfaat dan baik dari 

malapetaka yang merugikan.  

b) Ia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Karena mencintai dunia 

merupakan tanda hati yang sakit.  

                                                             

25Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Dzamm al - Hawa> , (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1998) h. 37-

38.  

26Abu> Abdilla>h Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farih al-Ans}a>ri> al-Khuzra>ji> Syamsu 

al-Di>n al-Qurt}ubi>, Tafsir al-Qurt}ubi>, Juz XVII, h. 21. 
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c) Hati yang sehat akan memacu pemiliknya untuk kembali, bertaubat, cinta 

mendekat, senang, bersandar, bergembira, pasrah, percaya, berharap, takut, 

mengingat, rindu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain.                                                   

d) Ia tidak bosan dari mengingat Tuhannya dan beribadah kepada-Nya, ia tidak 

senang kepada selain-Nya, kecuali kepada seorang yang menunjukkannya dan 

mengingatkannya kepada Allah.  

e) Jika ia lalai dari ibadahnya, meskipun hanya sedikit, maka ia merasa amat rugi.  

f) Ia selalu rindu untuk beribadah, seperti kerinduan seorang yang lapar kepada 

makan dan minum.  

g) Ketika ia melakukan salat, maka semua keresahan dan kerisauannya hilang, 

karena ia menikmati lezatnya salat.  

h) Idolanya hanya satu, yaitu bertakarrub kepada Allah.  

i) Ia tidak ingin kehilangan waktunya secara sia-sia.  

j) Ia sangat peduli untuk memperbaiki amal-amal kebajikannya dengan penuh 

ikhlas, penuh perhatian, mengikuti sunah dan menambah kebajikan.27 

C. Cara Meraih Qalbun Muni>b 

 Setelah mencermati ciri-ciri Qalbun Muni>b maka pada bahasan ini, penulis 

ingin menguraikan beberapa cara bagaimana mendapatkan Qalbun Muni>b dengan 

melihat sistem muna>sabah pada QS Qa>f/50: 31-35, maka dalam hubungan ayat 

tersebut dapat ditemukan cara bagaimana mendapatkannya, diantaranya, takut akan 

al-Rahman Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu berusaha meninggalkan hawa 

nafsunya sendiri. Adapun penjelasannya ialah: 

                                                             

27Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Manajemen Qalbu, ter. Ahmad  Sunarto, (Rembang: Pustaka 

Anisah, 2005), h. 102-103. 
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1. Takut akan al-Rahman Tuhan Yang Maha Pengasih. 

 Takut kepada Allah swt. merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

orang mukmin. Sebab, hal itu senantiasa mendorong mukmin pada ketakwaan, 

mencari keridaan Allah dengan cara melakukan segala perinyah-Nya dan 

meninggalkan atau menjauhi segala yang di larang oleh-Nya. Rasa takut kepada Allah 

dipandang sebagai salah satu pilar yang sangat penting dalam keimanan kepada-Nya 

dan juga sebagai pondasi yang sama pentingnya dalam membangun kepribadian 

seorang mukmin.28 Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Bayyinah/98: 7-8 

yang berbunyi: 

ُِم  خَيـ رُ ال بَريَِّةِ ) ريِ مِن  ( 7إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أوُلَئِكَ  نٍ تَج  جَزَاؤُُِم  عِن دَ رَبِ هِم  جَنَّاتُ عَد 
َن ـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنـ هُم  وَرَضُوا عَن هُ ذَلِكَ لِمَن  خَشِيَ رَبَّهُ ) تِهَا الْ  (2تَح   

Terjemahnya: 

 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka 

itulah sebaik-baik makhluk.(7) Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga 

‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya 

selama-lamanya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun rida kepada Nya. 

Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya 

(8).29 

Setiap manusia yang mempunyai rasa takut kepada Allah sama halnya dengan 

manusia lain, yakni bisa melakukan kesalahan. Namun karena adanya perasaan takut, 

orang tersebut tidak segan untuk mengakui kesalahan tersebut dan bertaubat serta 

meminta ampun dan bersegera kembali kepada Allah swt. Allah sendiri juga telah 

menjanjikan bagi pemilik khasiyarrahman untuk didekatkan dengan surga karena 

                                                             

28Muhammad Ustman Najati, “Al-Qur’a>n Wa ‘Ilmun Nafsi’, diterjemahkan oleh M. Zaka Al-

Farisi, dengan judul, Psikologi dalam Al-Qur’a>n: Terapi Qur’ani dalam Penyembuhan Gangguan 

Kejiwaan, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2005), h.105-106. 

29Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 904-905. 
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hatinya di penuhi dengan taubat, sebagaimana firman-Nya dalam QS Qaf/50: 31-35 

sebagai berikut: 

ذَا مَا توُعَدُونَ لِكُلِ  أَوَّابٍ حَفِيظٍ )12لِل مُتَّقِينَ غَيـ رَ بعَِيدٍ )وَأزُ لِفَتِ ال جَنَّةُ  َِ مَنَ 12(  ( مَن  خَشِيَ الرَّح 
ا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَـو مُ ال خُلُودِ )11باِل غَي بِ وَجَاءَ بِقَل بٍ مُنِيبٍ ) ( لَهُم  مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَي ـنَا 13( اد خُلُوَِ

 (13مَزيِدٌ )
Terjemahnya: 

31. Adapun surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat 

yang tidak jauh (dari mereka). 32. (Dikatakan kepada mereka,) “inilah yang 

dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang bertobat lagi patuh. 

33. (Dialah) orang yang takut kepada Zat Yang Maha Pengasih (sekalipun) dia 

tidak melihat-Nya dan dia datang (menghadap Allah) dengan hati yang 

bertobat. 34. Masuklah ke (dalam surga) dengan aman dan damai. Itulah hari 

yang abadi.” 35. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki 

dan pada Kami masih ada lagi tambahan (nikmat).30 

Pada ayat ini, kata takut ditunjukkan oleh term khasiya, dimana disandarkan 

dengan nama sifat Allah al-Rahman (Yang Maha Pengasih) yang diikuti oleh kata bil 

gaib. Yang memiliki arti rasa takut kepada Tuhan mereka, meskipun tidak terlihat 

oleh panca indera manusia. Penjelasan makna ini, di samping mereka sangat tulus dan 

ikhlas dalam menjalankan suatu kegiatan, mereka juga tidak mengharapkan pujian 

dari siapa pun kecuali mengharapkan ridha Allah. 

Dari uraian dan penafsiran di atas, dapat dipahami bahwa Allah merupakan 

objek dari rasa takut setiap makhluk sekaligus zat yang Maha gaib. Perasaan takut 

dapat timbul ketika seseorang ingat bahwa Allah mempunyai azab yang sangat pedih, 

di mana azabnya juga bersifat gaib. Mereka takut kepada Allah dan ancaman-Nya, 

sementara mereka sendiri tidak melihat-Nya. Hal semacam ini didasarkan pada 

                                                             

30Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 759-760. 
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keimanan mereka terhadap Allah. Jika seseorang telah memahami hal ini, maka orang 

tersebut akan memiliki rasa takut kepada Allah.31 

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menghadirkan rasa takut kepada 

Allah, yakni; Pertama, yaitu makrifat kepada Allah swt. Makrifat menyebabkan rasa 

takut kepada Allah. Karena orang yang mengenal akan keagungan dan keperkesaan 

Allah, sehingga tanpa harus menghadirkan persepsi rasa takut, maka dengan 

sendirinya dia pasti akan takut kepada Allah swt. 

Kedua, bagi orang yang tidak mampu menembus hakikat makrifat, terapinya 

adalah dengan melihat, menyaksikan, memperhatikan dan menyimak tentang keadaan 

orang-orang yang memiliki rasa takut. Manusia yang paling takut kepada Allah swt. 

adalah para Nabi, wali, ulama dan ahlul Bas}irah. Sedangkan manusia yang merasa 

aman dari Allah adalah orang yang lalai, pandangan mereka tidak ke masa lampau, 

dan tidak pula ke masa depan, serta tidak mengarahkan pandangannya untuk 

mengenal-Nya.32 

Menurut Aid al-Qarni, ada empat hal yang menyebabkan seseorang tidak bisa 

mencapai rasa takut kepada Allah, antara lain:  

a. Lupa. Ketika sifat ini sudah tertanam dalam hati seseorang, maka ia tidak akan 

mampu lagi bertaubat dengan benar, ia tidak akan mampu merasakan arti dzikir dan 

tidak akan memahaminya.  

                                                             

31Eko Zulfikar, Takut Kepada Allah Dalam al-Qur’an: Analisis Terhadap Ayat-Ayat 

Khasyatullah, Hermeneutik: Jurnal Imnu al-Qur’an dan Tafsir 13. No. 1 (2019), h. 146. 

32Imam al-Ghazali, Kitabul Arba’in fi> Ushuluddi>n, (cet. I; Beirut: Da>rul Kutub Al-Ilmiyah, 

1988). Diterjemahkan oleh M. Lukman Hakiem dan Hosen Arjaz Jamad dengan Judul, “Teosofia al-

Qur’a>n,” (cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.221. 
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b. Maksiat. Ketika maksiat telah mendarah daging dalam hati seseorang, maka 

hati akan menjadi keras dan berkarat. Hati akan menjadi sempit dan tertutup dari 

hidayah Allah.  

c. Terlalu berlebihan dalam melakukan hal yang mubah. Perbuatan seperti inilah 

yang sering kali dilakukan, seperti membanggakan dunia, memperbanyak harta, dan 

lain sebagainya.  

d. Menyia-nyiakan waktu. Kebanyakan umat Islam tidak memanfaatkan waktu 

dengan baik, bahkan tidak jarang dari mereka terlalu mementingkan uang, dinar, dan 

dirham dengan berfoya-foya, sehingga siang dan malamnya berlalu dengan sia-sia.33 

Orang yang takut akan  dosa dan melakukan kemaksiatan, maka pemilik rasa 

takut akan kepada Allah akan segera bertaubat memperbaiki diri dan kembali kepada 

Allah. Rasa takut dan bertaubat kepada Allah akan mampu menghapus dosa-dosa yang 

pernah dilakukan dan yang pernah menghiasi semasa hidupnya.   

2. Memelihara Aturan-Aturan dan Syari’at-Syari’at Allah. 

Untuk meraih Qalbun Muni>b, maka caranya adalah dengan memegang teguh 

segala perintah melalui pengamalannya dan membatasi diri dari segala larangan-Nya 

dengan menjauhinya. Kemudian, tidak melewati batasan yang telah ditentukan oleh-

Nya. Maka, barangsiapa berlaku demikian, ia termasuk orang-orang yang memelihara 

batasan-batasan Allah yang telah dipuji Allah dalam kitab-Nya. Dan Allah telah 

menjanjikan surga bagi mereka. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Qa>f/ 50: 

31-32, yang berbunyi: 

ذَا مَا توُعَدُونَ لِكُلِ  أَوَّابٍ حَفِيظٍ )12وَأزُ لِفَتِ ال جَنَّةُ للِ مُتَّقِينَ غَيـ رَ بعَِيدٍ ) َِ  )12) 
Terjemahnya: 

                                                             

33‘A<id} ‘Abd Al-Qarni>, Alla>h. Ih}faz}ulla>h Yah}fiz}uk, (Beirut: Dar> Ibn H{azm, 2001), h. 182–184. 
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31. Adapun surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat 

yang tidak jauh (dari mereka). 32. (Dikatakan kepada mereka,) “inilah yang 

dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang bertobat lagi patuh.34 

Perintah Allah yang paling harus dipelihara ialah salat. Allah swt. telah 

memerintahkan hamba-hamba-Nya agar memelihara salat melalui firman-Nya pada 

QS al-Baqarah/2: 238, yang berbunyi: 

طَى وَقُومُوا للَِّهِ قَانتِِينَ   حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ ال وُس 
Terjemahnya: 

Peliharalah semua shalatmu dan (peliharalah) shalat wustha.35 

Di samping itu, yang wajib dipelihara adalah masalah sumpah. Allah swt. 

berfirman pada QS al-Maidah/5: 89. 

كُرُونَ  فَظوُا أيَ مَانَكُم  كَذَلِكَ يُـبـَيِ نُ اللَّهُ لَكُم  آياَتهِِ لَعَلَّكُم  تَش   وَاح 
Terjemahnya:  

“…Jagalah sumpahsumpah mu! Demikianlah Allah menjelaskan kepada mu 

hukumhukumNya agar kamu ber syu kur (kepadaNya).36 

Sesungguhnya sumpah banyak dilakukan orang, tetapi mereka kebanyakan 

tidak menepatinya, mereka melalaikan dan tidak memeliharanya. Dan di antara 

larangan-larangan Allah yang harus dijaga dan dipelihara adalah mulut dan 

kemaluan.37 

 

 

                                                             

34Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 759-760. 

35Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h, 52. 

36Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h, 169. 

37https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/01/mcst15-keutamaan-

memelihara-syariat-allah-1: 2012. 

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/01/mcst15-keutamaan-memelihara-syariat-allah-1
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/01/mcst15-keutamaan-memelihara-syariat-allah-1
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pemaparan yang dijelaskan pada setiap bab, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Qalbun Muni>b  adalah hati seseorang yang kembali kepada Allah dengan 

penuh rasa taubat dan ikhlas kepada-Nya. Qalbun Muni>b  merupakan jenis hati 

yang akan memberikan dampak signifikan bagi pemiliknya. Ia merupakan 

karakter dari orang bertakwa dan akan merubah status manusia menjadi orang 

yang bertakwa. Sementara,  dampak yang paling besar atau hasil yang akan 

didapatkan bagi pemilik sifat hati ini akan mendapatkan kenikmatan surge 

sesuai janji-Nya pada kitab-Nya. 

2. Orang yang memiliki Qalbun Muni>b sebagaimana QS Qa>f/50: 31- 35, dalam 

dirinya mempunyai tanda diantaranya senantiasa memperbaharui taubat 

yakni, segera memohon ampun kepada Allah ketika melakukan kesalahan dan 

khilaf sengaja dan bahkan yang tak disengaja. Kemudian ia juga yang selalu 

meninggalkan hawa nafsunya sendiri karena ketaaatan dan cinta-Nya kepada 

Allah. 

3. Untuk meraih/mendapatkan hati yang demikian, yang selalu kembali kepada 

Tuhannya dengan penuh rasa taubat, seseorang harus berusaha untuk 

menghadirkan rasa takut dan kagum akan al-Rahman Tuhan yang Maha 

Pengasih. Dimana takut kepada Allah swt. merupakan hal yang sangat penting 

dalam kehidupan orang mukmin. Lalu, ia juga yang selalu memelihara 

batasan-batasan dan syariat-syariat Allah swt. dengan cara memegang teguh 

segala perintah melalui pengamalannya dan membatasi diri dari segala 

larangan-Nya dengan menjauhinya. Kemudian, tidak melewati batasan yang 
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telah ditentukan oleh-Nya. Beberapa cara ini akan menghantarkan seseorang 

menjadi pemilik “Qalbun Muni>b”, hatinya akan bersih karena selalu berusaha 

untuk taat dan kembali kepada Tuhannya dikala melakukan kesalahan atau 

tidak.  dan ia akan menjadi karakter penghuni surga. 

B. Implikasi 

Penelitian ini merupakan salah satu usaha peneliti untuk memahami ayat-

ayat al-Qur’an, terkhusus mengenai kata Qalbun Muni>b dalam al-Qur’an. Peneliti 

menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari aspek isi 

ataupun bahasa. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan kritik atau saran yang bersifat 

membangun guna kelanjutan perbaikan dari penelitian ini. Peneliti berharap 

dengan adanya skripsi ini, bisa menambah khazanah keilmuan bagi pembaca, 

terkhusus peneliti pribadi yang terkait dengan objek kajian. Selain itu, denagn 

adanya skripsi ini, pembaca atau siapapun itu bisa mengimplikasikan hal-hal yang 

kiranya bermanfaat dalam skripsi ini dalam kehidupan sehari-hari. 
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