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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama  Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j  je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di atas) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r  er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te  (dengan titik di bawah) ط

  ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

  nun n en ن

 wau w we و

 Ha h ha ه

 hamzah ’ apostrof ء

 Ya y ye ى
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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 vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah a a ا َ

 Kasrah i i ا

 d}ammah u u أ َ

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah dan ya>’ ai a dan i ـ ىَ 

 Fath}ah dan wau au a dan u ـ وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ـي ـفَ 

َلَ   haula : ه ـو 

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama  

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َ|َ...َ َى  ...َ َا
fath}ah dan alif atau ya> a> a dan garis di atas 

 ــِـــى
kasrah dan ya> i> i dan garis di atas 
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ـو  ـ ـ
D}ammah dan wau u> u dan garis di atas 

Contoh: 

 māta : مـ اتَ 

ـى م   ramā : ر 

   qīla : قـِي ـلَ 

تَ  مـ و   yamūtu : ي ـ

4. Ta>’marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’marbu>t}ha ada dua, yaitu: ta>’marbu>t}ha yang hidup 

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

sedangkan ta>’marbu>t}ha yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ha diikuti oleh kata 

yang mengguanakan kata sandang al- serta bacaan kedua dari kata itu terpisah, 

maka ta>’marbu>t}ha itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ف الَِ َالأ ط  ـةَ  ض  و   raudah al-aṭfāl :  ر 

َا ل ـفـ اضِــل ة َ ةَ  ـدِي ـن ـ  al-madīnah al-fḍilah : ا ل ـم 

ــة َ ـم   al-ḥikmah :  ا لـ حِـك 

5. Syaddah (tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

نا َ  ـ بـّ  rabbanā : ر 

جّـ ي ــنا َ  najjainā : ن ـ

ـقَ  ح   al-ḥaqq : ا لـ ـ

  nu‘ima : ن عـّـِمَ 

 aduwwun‘: ع ـد وَ 
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Jika huruf ى ber-tasydi>d di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :َ ع ـلِـىَ 

بــِىَ َ ع ـر  : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby). 

6. Kata Sandang 

kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

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

maupun huruf kamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yangmengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

ـسَ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّـم 

ة َ لـ ـ ز  لـ ـ  al-zalzalah (az-zalzalah) : ا لزَّ

ـف ة َ ل س  ف ـ  al-falsafah : ا لـ ـ

بـــِلا د َ  al-bilādu : ا لـ ـ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

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

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

Contoh: 

نَ  و  ـر   ta’murūna : تـ أ م 

ع َ و   ‘al-nau :  ا لــنّـَ

ءَ   syai’un :  ش ـي 

تَ    umirtu :  أ مِـر 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan 

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

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz} al- Jala>lah (الله) 

Kata ”Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainyya 

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

َاللهَِ    billāh باِللَِ  dīnullāh دِيـ ن 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةَِاللهَِ م  حــ ـ َر  َفيِ   hum fī  raḥmatillāh    ه ـم 

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 



 

xv 
 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

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

Contoh: 

Abu> al-Wa>li>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi Ibnu Rusyd, Abu al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

 
Nas}r H}a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Za>id, Nas}r H}a>mid (bukan: Zai>d, 

Nas}r H}ami>d Abu) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta’a>la > 

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

a.s. = ‘alaihi as-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Besse Nabila Adhiba 

NIM : 80600219014 

Judul : Garu>r Perspektif Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Maud{u>’i>) 

 Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan hakikat garu>r dalam 

Al-Qur’an, 2) Mengungkapkan dan menganalisis wujud garu>r dalam Al-Qur’an 

dan 3) mengetahui dampak garu>r dalam Al-Qur’an. 

 Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan 

pendekatan multidisipliner yang dimana pendekatan ini meliputi pendekatan 

tafsir dan filsafat. Penelitian ini tergolong penelitian library research, dengan 

menggunakan metode tafsir maud}u>’i>, data yang dikumpulkan dengan mengutip 

dan menganalisis dengan menggunakan content analisis (analisis isi) terhadap 

literatur yang representatif dan mempunyai relevansi atau kaitan dengan masalah 

yang akan dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkan hasil dari ulasan 

tersebut. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat garu>r dalam Al-Qur’an 

beserta derivasinya ditemukan 13 kata pada 27 ayat, yang di dalamnya meliputi 

pembahasan-pembahasan tentang tipu daya, tipuan dan memperdaya yang 

menurut kebanyakan pandangan ulama mengartikan sebagai setan; wujud garu>r 
dalam Al-Qur’an, maka cakupannya meliputi subjek dan objek, dan sebab-sebab 

terjadinya garu>r, sehingga ditemukan kata kata َ ورِ dan الغ ر  وَ َالغ ر  ر  (dengan alif 

la>m) di artikan sebagai kehidupan dunia sedangkan kata َِور ورَ َ dan غ ر  غ ر  (Tanpa 

alif la>m) diartikan sebagai setan; Adapun dampak dari garu>r adalah hasil dari 

perbuatan setan yang mengakibatkan manusia garu>r sehingga mendapatkan 

balasan di akhirat dan dunia berupa azab yang sangat pedih yakni berupa  

minuman dari air yang mendidih yang ditujukan kepada orang-orang kafir dan 

munafik serta orang muslim yang berbuat maksiat. 

Implikasi dari penelitian ini adalah salah satu kelemahan manusia ialah 

terperdaya oleh setan sehingga lupa bahwasanya Allah swt. menciptakan-Nya 

sebagai khalifah untuk beribadah. Dengan landasan tauhid, akidah, akhlak serta 

syariat Islam yang akan membawa dirinya kejalan yang benar. Sehingga tidak 

terjadi perbuatan tercela seperti menipu dan ditipu dalam hal apapun.  Oleh 

karena itu, dengan memahami gambaran epistemologi, aksiologi dan ontologinya 

tentang garu>r maka manusia tidak akan terjerumus dan tidak termasuk di 

dalammya. 

 

  





 

 
ABSTRACT 

Name : Besse Nabila Adhiba 

Reg. Number : 80600219014 

Tittle : Garur Based on the Quranic Perspective (A Study of Maudhu’i Tafseer) 

  

 The major purposes of this research were threefolds: 1) To describe the nature of garur 
based on the Qur’an perspective, 2) to find out and analyse the forms of garur in the Al-Qur’an, 
and 3) to understand the impacts of garur according to the Al-Qur’an. 

 The scientific approaches used in this study were multidisciplinary approaches such as 
tafseer, philosophy, and sufism approaches. The method used in this research was library research 
by using maudu'i interpretation approach. The data were collected from various documents and 
literature, while the data analysis was conducted through content analysis in which representative 
and relevant literature were quoted, analysed, discussed, and reviewed. From the analysis, 
coclusions were carefully drawn.  

 The findings of this study indicated that there are around 13 words of garur found in 27 
verses of the Qur’an. These garur terms were related to notions such as deceit and deception 
which according to most scholars, they were associated to Satan. It is also noticeable that the 
terms garur could function as subject or object, and various explanations on the causes of garur 
were also mentioned. Furthermore, the words  ِالغرُُور and ُِالغرَُور (with alif lam) are interpreted as 
mere wordly lifem while the word  ًغرُُور (Without alif lam) is defined as demons. Moreover, it 
was also suggested that gurur was practiced by humans as a result of the influence of devils on 
account of the weak faith possessed by humans. Therefore, in the hereafter, the doers of gurur 
will get painful punishment. The parable punisment is described as drinking of boiling water. 
This punishment is ought to be given to those disbelievers and hypocrites as well as believers 
committing with gurur. 

As an implication of this research, it is proven that one of the weaknesses of humans is 
being deceived by the devil to forget and be negligent in Allah’s order toworship. However, with 
good foundation of tauhid, Islamic faith, and morals, people tend to obey to Allah’s order and 
Islamic path. Therefore, all despicable acts and bad morals such as cheating and gurur could be 
avoided. In this case, by understanding the the epistemology, axiology and ontology of gurur, it 
is expected that humans will not fall into any forms of gurur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an adalah  kala>mulla>h  yang  diturunkan  kepada  umat  manusia 

sebagai  pedoman  dalam  menata  kehidupan  ini,  agar  memperoleh  kebahagiaan  

hidup dunia dan akhirat. Al-Qur’an adalah adalah firman Allah swt. yang 

mengandung kebenaran dan diturunkan dalam kebenaran pula. Oleh karena itu, 

bentuk ajaran yang dibawanya adalah nilai ajaran yang bersifat universal, artinya 

nilai-nilai agama yang berlaku sejak diturunkannya sampai tibanya hari akhir 

nanti.1 Al-Qur’an sebagai bukti bahwa selain sebagai pedoman hidup bagi manusia 

ia juga adalah kitab suci yang tidak hanya berbicara mengenai urusan-urusan 

ukhrawi manusia serta aturan hubungan vertikalnya kepada Allah swt. tetapi Al-

Qur’an juga sangat berdimensi banyak, meyeluruh semua aspek kehidupan 

manusia, baik hubungan horizontal kepada semua makhluk hidup di dunia.2 

Islam merupakan sesuatu yang bersifat universal dan sempurna, meliputi 

seluruh persoalan hidup manusia, seperti: aqidah, syariat dan akhlak, ketiganya 

merupakan pondasi umat Islam dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Apabila 

terjadi ketidakstabilan di antara ketiganya maka tidaklah sempurnalah perjalanan 

hidup manusia. Karena ketiga hal tersebut saling berkaitan antara satu dengan 

yang lainnya.3 

Tauhid adalah suatu sistem pandangan hidup yang menegaskan satu 

kesatuan dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan semua yang ada, berasal dan 

 

1Mardan, Al-Qur’an Sebuah Pengantar Memahami Al-Qur’an Secara Utuh (Cet. I; 

Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), h.1. 

2M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 
Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 176. 

3Mat Jalil, Falsafah Hakikat Iman, Islam dan Kufur, Institut Agama Islam (IAIN) Metro, 

h. 2. 
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bersumber pada satu Tuhan saja. Dalam konteks teologi, tauhid adalah pernyataan 

Iman kepada Allah swt. dalam suatu sistem karena pernyataan Iman seseorang 

pada Allah bukan hanya pengakuan lisan, pikiran dan hati maupun kalbu, tetapi 

juga dengan tindakan dan aktualisasi yang diwujudkan dan tercermin dalam 

berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan agama.4 

Iman merupakan aspek Islam yang mengatur kepercayaan sebagai landasan 

keislaman. Keislaman merupakan syariat yang dibagi menjadi dua bagian yakni 

ibadah dan muamalat, ibadah aspek Islam yang berhubungan dengan Allah 

(h}ablumminalla>h) dan muamalat adalah aspek yang berhubungan dengan sesama 

makhluk manusia dan lainnya (h}ablumminanna>s dan h}ablumminalalam).5  

Lawan dari keimanan adalah kufur, yakni meninggalkan amal atau 

perintahnya dan atau melanggar larangan-larangannya. Kafir merupakan orang 

yang ingkar kepada Allah swt. dan membangkang kepada rasul-rasul yang dikirim 

kepada manusia.6 

Dunia diciptakan sebagai sarana bagi orang mukmin untuk mengambil 

bekal kehidupannya di akhirat. Dunia juga merupakan sarana kaum mukmin untuk 

beramal dengan melaksanakan ketaatan kepada Tuhannya. Namun, bagi orang 

yang durhaka, dunia ini adalah sesuatu yang dinikmati demi memuaskan hatinya 

dan melampiaskan syahwatnya dalam kelalaian kepada Tuhan-Nya dan 

menghiraukan akhirat.7 

 

4Bambang Elliyas, Implementasi Tauhid di dalam Syarikat Islam (IAIN Sunan Kalijaga, 

2003), h. 1. 

5Yuni Puspitaningrum, Konsep Iman, Kufur dan Nifaq, Ta’dib; Jurnal Pendidikan Islam 

dan Isu-Isu Sosial, Vol. 18, no 2 (Juli-Des 2020): h. 2. 

 .مقدمه ایی  بر کاربرد فناور ی  در پل یمرها”  )No Title 405 –389  :)1386“ ,وحید حدادی؛وحید کریم خانی اصل 6

7Al-Sayyid Al-‘Alla>mah ‘Abdullah al-Haddad, Al-Fushul Al-‘Ilmiyyah wa Al-Ushul Al-
Hukmiy>ah (Cet. II; Mathba’ah al-Madani: Kairo-Mesir, 1392 H). Terj. Muhammad Bagir, Meraih 
Kebahagian Sejati: Jalan Hidup Para Nabi dan Orang Suci (Cet. I; PT Mizan Pustaka, 2005), h. 52. 
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Pemahaman filosof Islam, bahwasanya manusia terbagi dari dua unsur 

yakni material adalah jasad dan spiritual adalah jiwa/ ruh. Hakekatnya Manusia 

adalah makhluk yang bertanggung jawab oleh karena itu diberi tugas dipermukaan 

bumi sebagai khalifah, untuk mengolah bumi dan memanfaatkannya sebanyak 

mungkin untuk kebahagian manusia sendiri.8 

 Olehnya, Tuhan memberi manusia akal yang cerdas, pikiran yang tajam 

dan perasaan luhur serta kesanggupan luar biasa untuk melaksanakan tugasnya 

sebagai khalifah di muka bumi. Namun, jika melihat di era modern sekarang ini 

betapa ramai manusia menjadi lupa daratan, menjadi ingkar, tidak bersyukur, 

menjadi durhaka dan berkhianat. Mereka lupa tujuan hidupnya ketika di dunia dan 

hanya mengejar kenikmatan dunia. Mencari harta dengan cara yang bathil demi 

tercapai keiginan/nafsu. Dimana kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang 

menipu.9 

Dalam kitab yang berjudul Jami’ al-Sa’a>dah karya al-Nara>qi> dijelaskan 

bahwa yang dimaksud garu>r disini adalah bangga diri berdasarkan hawa nafsu dan 

khayalan-khayalan, keangkuhan biasa dalam urusan-urusan dunia dan akhirat. 

Orang bisa merasa bangga atas ibadahnya, anak-anaknya, kekayaannya, jabatan, 

dan kekuasaan atau sesuatu hal lain yang dapat mengarah pada kesombongan 

sebagai akibatnya. Penyebab-penyebabnya adalah kehancuran jiwa dan akhlak 

manusia.10 

Bercita-cita dan berangan-angan tidak dilarang Al-Qur’an, karena ini dapat 

mendorong terciptanya kreasi-kreasi baru, tetapi Al-Qur’an mengajarkan manusia 

 

8Rahmi Damis, “Falsafah Manusia Dalam Al-Qurán,” Jurnal Sipakalebbi 1, no. 2 (2014): 

201–216. 

9Fachruddin Hs, Ensiklopedia Al-Qur’an, jilid 2 (Cet. I; Jakarta: PT RINEKA CIPTA), h. 

36. 

10Muhammad Mahdi bin Abi> żar al-Nara>qi>, Penghimpun Kebahagiaan terj. M. Hashem 

(Cet. IV; Bandung: Mizan, 1993), h. 112-113. 
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hidup realistis. Ada angan-angan dan harapan yang boleh jadi dapat dicapai, dan 

ada juga yang jelas mustahil atau sangat jauh. Yang dilarang adalah angan-angan 

yang kosong tanpa dasar yang merasuk ke dalam hati sehingga berkembang untuk 

melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt.11   

Banyaknya fenomena yang marak terjadi seperti judi online, lotre, togel, 

prostitusi, investasi bodong, dll. Contohnya dapat di akses 

https://www.detik.com/tag/judi-online salah satu kasus yakni anggota satpol PP 

yang berinisial L menggelapkan duit BPJS Rp 618 juta.12Disinilah tipu daya setan 

dengan menjanjikan keuntungan yang menarik hati padahal membawa rugi, 

menjanjikan hari depan yang membawa bahagia, padahal celaka. Mengkhayalkan 

petunjuk padahal sesat. Dijanjikan oleh setan akan kaya, asal mau menipu, berjudi, 

padahal melarat jadinya. Dan akan memenuhi mereka dengan angan-angan, khayal 

yang tidak-tidak. Seumpama orang yang berkhayal akan kaya raya apabila 

memasang lotre, padahal hanya berhabis harta.13 Sehingga banyaklah orang yang 

mati karena angan-angan belaka. 

Ibn As-Sikki>t dan Abu> H{atim mengatakan bahwa al-garu>r itu adalah setan. 

Yang tepat adalah pendapat yang dikatakan oleh Sa’id bin Jubair bahwa guru>r 

terhadap Allah adalah apabila seorang manusia bermaksiat kepada Allah, 

kemudian dia mengharapkan ampunan Allah swt.14 

 

11M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, jilid 2 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 593. 

12https://www.detik.com/jateng/berita/d-6145558/an ggota-satpol-pp-diduga-gelapkan-

duit-bpjs-rp-618-juta-untuk-judi-online. Afzal Nur Iman – detikJateng Jumat, 24 Jun 2022 19:18 

WIB di akses tanggal 01 Juli 2022. 

13Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. Tafsi>r Al-Azhar. Juz V (Singapura: Pustaka 

Nasional, 1989), h. 1440. 

14Abu> Jafar Al-Nahha>s, I’rab Al-Qur’an, Juz. III (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

1421H), h. 363. 

https://www.detik.com/tag/judi-online
https://www.detik.com/jateng/berita/d-6145558/an%20ggota-satpol-pp-diduga-gelapkan-duit-bpjs-rp-618-juta-untuk-judi-online
https://www.detik.com/jateng/berita/d-6145558/an%20ggota-satpol-pp-diduga-gelapkan-duit-bpjs-rp-618-juta-untuk-judi-online
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M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kata al-gurūr (الغرور) terambil dari 

kata “al-girrah (الغره)” yang pada mulanya berarti lengah, yang menjebak seseorang 

saat kelemahannya. Garūr adalah tipuan yang dikemas dalam nasihat memberi 

harapan yang mustahil, sehingga mereka terpedaya oleh kebohongan mereka 

sendiri untuk membawanya dalam kebinasaan.15  

Sebab itu ditegaskan dalam firman Allah swt. dalam QS al-Nisa>’/4: 120 

yang berbunyi: 

 ( ١٢٠) ٱلشَّيۡطََٰنُ إِلََّّ غُرُوراً يعَِدُهُمۡ وَيُُنَِ يهِمۡۖۡ وَمَا يعَِدُهُمُ 
Terjemahnya: 

(Setan itu) memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan 
angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan 
tipuan belaka kepada mereka.16 

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya setan itu menjanjikan janji-janji 

palsu dan kebohongan-kebohongannya kepada manusia berupa harta, kehormatan, 

kedudukan, bahwa tidak ada yang namanya ba’ts dan hukuman, serta 

memunculkan persepsi sesat bahwa manusia akan mengalami kemiskinan supaya 

manusia tidak menginfakkan sebagian harta mereka di jalan kebaikan. Semua itu 

hanyalah tipuan daya dan penyesatan belaka.17 

Setan menakut-nakuti mereka ketika hendak melakukan keridaan Allah 

dengan segala cara yang memungkinkan ataupun sesuatu yang mustahil hingga 

merasuk ke dalam akal meraka yang menyebabkan malas untuk melakukan 

kebaikan. Demikan juga ia membuat angan-angan kosong dan batil kepada mereka 

 

15M. Quraish Shihab, Tafsīr al-Mishbah, jilid 2, h. 162-163. 

16Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 98. 

17Muhammad Ashim, dkk., Tafsir  Muyassar, Memahami Al-Qur’an dengan Terjemahan 
dan Penafsiran Paling Mudah, Juz V (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 289 
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yang apabila dibuktikan, maka itu hanya sebuah fatamorgana yang tidak memiliki 

hakikat.18 

Demi dunia, terkadang manusia berlomba-lomba mengejar harta hingga 

kepayahan, dan umurnya habis, dan hidupnya tersungkur, hanya diarahkan 

mengejar kenikmatan dunia, jangan sampai bersenang-senang dengan kehidupan 

dunia membuatmu terbuai, tertipu, terlena, lupa diri dan lalai dari keimanan dan 

jangan biarkan setan si tukang tipu memperdaya dan menipu kalian tentang Allah 

swt. atas belas kasih-Nya. Karena setan memiliki cara untuk membuat kalian 

berekspetasi secara berlebihan dan tidak proporsional terhadap janji ampunan dan 

maghfirah, sehingga membuat kalian terlena untuk melakukan kemaksiatan.19  

Rasulullah saw. telah bersabda: 

نيْاَ سِجْنُ الَْمُؤْمِنِ وَجَ   نَّةُ الَْكافَِرِ ااَلدُّ
Artinya: 

Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surge bagi orang yang kafir (HR 
Muslim dari Abu Hurairah) 

Sebagaimana di perjelas pada QS al-Isra>’/17:  64 

وَ  لِ  ٱلَۡۡمۡوََٰ وَشَاركِۡهُمۡ فِ  وَرَجِلِكَ  بِِيَۡلِكَ  عَلَيۡهِم  وَأَجۡلِبۡ  بِصَوۡتِكَ  هُم  مِن ۡ ٱسۡتَطَعۡتَ  مَنِ  ٱلَۡۡوۡلََٰدِ  وَٱسۡتَ فۡززِۡ 
 (٦٤وَعِدۡهُمۡۚۡ وَمَا يعَِدُهُمُ ٱلشَّيۡطََٰنُ إِلََّّ غُرُوراً )

Terjemahnya:  
Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau (iblis) sanggup 
dengan suaramu (yang memukau), kerahkanlah pasukanmu terhadap 
mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan 
mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka.” 
Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.20 

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah swt. telah mengizinkan iblis 

untuk menghasut dan mengajak manusia untuk bermaksiat, kuasailah mereka 

 

18Syaikh Abdurrahman bin Nashiras-Sa’di, Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam 

al-Mannan, (Cet. II; Da>r Ibn Jauzi: KSA, 1426 H), terj. Sa’ad bin Fawwas ash-Shumail dkk, Tafsir 
Al-Qur’an, Jilid II (Cet. VII; Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 203. 

19Wahbah al-Zuh{ai>li>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh}aj, jilid 

11, (Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu’a>s}ir, 1991), h. 550. 

20Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 289. 



7 
 

 
 

dengan semua kemampuan tipu dayamu dan kerahkanlah semua pengikut bahkan 

pembantumu dalam hal menggoda manusia. Serta berkumpullah dengan mereka 

pada harta dan anak-anaknya yakni dengan menggoda mereka untuk mendapatkan 

harta dan membelanjakan dalam kemaksiatan seperti riba, mencuri, mengambil 

barang orang secara zalim dan nipu. Juga dengan menggoda mereka untuk 

melahirkan anak-anak zina, melenyapkan serta mengubur hidup-hidup anak 

mereka atau memasukkan ke dalam agama yang tidak di ridai Allah swt. dan hal-

hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat. Berilah janji-janji dusta mengenai 

adanya bantuan dari Tuhan yang memiliki kemuliaan karena nazab sehingga 

menunda-nunda tobat karena mengandalkan syafaat Rasulullah dan lebih 

mengutamakan dunia dari pada ukhrawi.21 

Orang yang faham materialisme waktu hidupnya hanya digunakan untuk 

mencari dan mengumpulkan harta dan berfoya-foya saja, sehingga menjadikan 

harta sebagai tujuan hidupnya semata. Inilah bentuk pekerjaan yang digeluti oleh 

manusia, dengan alasan kebutuuhan yang berupa sandang pangan tetapi ditengah 

kegiatan ini mereka lupa ujung perjalanan dan tujuan utama hidup yang kelak akan 

kembali ke akhirat. Dengan demikian banyak manusia yang telah terperdaya oleh 

kehidupan dunia dan melupakan akan adanya kehidupan sesudah dunia ini, bersifat 

sementara sedangkan akhirat adalah kekal abadi.22 

Sejalan dengan hal tersebut garu>rlah yang diambil dalam pembahasan 

sebab manusia dalam menjalani kehidupan ada yang taat dan ada yang ingkar 

bahkan ada yang tertipu oleh kehidupan yang serba instan. Agama adalah suatu 

sistem nilai yang diakui dan diyakini kebenarannya karena jalan menuju 

 

21Wahbah al-Zuh{ai>li>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh}aj, jilid 

8. h. 128. 

22Abdul Fatah, Kehidupan Manusia di Tengah-Tengah Alam Materi (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1995), h. 59. 
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keselamatan hidup. Orang yang ingkar adalah orang yang tidak mau mengikuti 

aturan kebenaran yang telah ditentukan dalam agama, sehingga garu>r adalah suatu 

tantangann bagi masyarakat yang beragama, tantangan bagi orang-orang yang 

mengikuti rumus kebenaran, tantangan bagi orang yang patuh dan taat terhadap 

aturan keselamatan. Garu>r adalah perilaku yang sifatnya menghancurkan sisi 

kehidupan manusia.23  

Menurut Ibnu Arafah, kata garu>r adalah sesuatu yang lahiriahnya tampak 

indah sehingga manusia menyukainya, namun, sesuatu itu sejatinya menyimpan 

hal yang tidak baik atau tidak pasti. Kata garu>r dapat pula diartikan sebagai setan 

karena tugasnya membujuk manusia kepada hal-hal yang diingini jiwa. Namun di 

belakangnya terdapat hal yang tidak baik.24 

Kata Garu>r ditemukan 27 kali25 dalam Al-Qur’an memiliki makna yakni 

sesuatu yang dari luar menyenangkan, tetapi di dalamnya terkandung hal-hal yang 

sangat merugikan. Garu>r secara lahir dapat memberi kenikmatan dan kebahagiaan, 

tetapi secara hakikat, kenikmatan dan kebahagiaan itu bersifat semu, nisbi, dan 

temporal.26Setan dapat juga dinamai garu>r karena semua aktifitas menggambarkan 

sesuatu yang indah dan menyenangkan hati, tetapi akibatnya adalah bencana, oleh 

karena itu, tidak pada tempatnya jika seseorang yang memperoleh kenikmatan itu 

merasa angkuh dan sombong, sebab sifat itu akan menjerumuskan kepada 

kekafiran, paling tidak kufur nikmat.27 

 

23Ahmad Anis, Mengenal Sisi Hitam dan Putih Hati Manusia (Jakarta: Mustaqim, 2004), 

h. 9-10. 

24Wahbah al-Zuh{ai>li>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh}aj, jilid 

12, h. 

25Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufaharas li Alfaz al-Qur’a>n (Beirut: Da>r 

al-Fikr, 1607), h. 237.     

26Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur’an (Cet. I; Jakarta: Amzah. 2005), h. 56. 

27M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia Kosa Kata Al-Qur’an, jilid 2 (Jakarta: Lentera 

Hati, 2007), h. 568.  
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Selain kata garu>r terdapat pula istilah lain mengenai tipu daya yakni kata 

makr, kai>d dan khada’ yang mempunyai maksud yang sama yakni untuk mencapai 

sesuatu yang ingin dicapai atau disebut dengan tipu daya. Namun, pada penelitian 

ini lebih memfokuskan pada term garu>r. 

Seandainya menginginkan dunia, niscaya mereka akan mendapatkan apa 

yang disenangi dan mencapai apa yang yang diinginkan. Namun sangat berbeda 

dengan sekarang, banyak diantara umat Islam yang terbuai dengan kehidupan 

dunia sehingga melupakan kewajiban dan tujuan hidup di dunia. Sungguh manusia 

kadang terkagum-kagum dengan kehidupan dunia. Begitu terpesona sampai lupa 

daratan. Dunia di kejar-kejar tanpa pernah merasa puas. Sifat qana>h, yaitu sifat 

yang merasa cukup dengan setiap nikmat rezeki pun jarang dimiliki. Beginilah cara 

setan menakut-nakuti mereka ketika hendak mendahulukan keridaan Allah dengan 

segala cara yang memungkinkan atau tidak sehingga merasuk dalam akal mereka 

untuk bermalas-malas dalam melakukan kebaikan dunia.28  

Kemudian dalam QS al-H{adi>d/57: 20 Al-Qur’an mengilustrasikan dunia 

dengan contoh yang mengesankan bahwa dunia itu seperti hujan yang tanam-

tanamannya mengangumkan para petani. Disini al-kuffar berarti petani. Secara 

lughawi, kafir berarti penanam, karena dia suka “menutupi dan menyelimuti” biji 

dalam tanah. Namun, pemilihan kata itu di sini juga sebagai sindiran atas kaum 

kafir yang terpesona oleh kehidupan dunia. “kemudian tanaman itu menjadi kering 

dan kamu lihat warnanya kuning” karena telah di panen. Tanaman itu memiliki 

batas akhir, cepat berakhir dan batas akhirnya itu dekat. “kemudian ia hancur” 

seluruh rangkaian kehidupan berakhir dalam sosok dinamis seperti itu, yang 

 

28Syaikh Abdurrahman bin Nashiras-Sa’di, Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam 
al-Mannan, terj. Sa’ad bin Fawwas ash-Shumail dkk, Tafsir Al-Qur’an, Jilid II, h. 202-203.  
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berasal dari pemandangan yang biasa dilihat manusia. Dunia berakhir dalam 

pemandangan kehancurkan.29 

Adapun persoalan akhirat sungguh berbeda dari persoalan dunia. Suatu 

persoalan yang layak diperhitungkan, dicermati dan dipersiapkan. “dan di akhirat 

(nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoan-Nya.“ 

“Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” Kesenangan 

ini tidaklah memiliki substansi karena topangnya berupa tipuan dan kemayaan. 

Disamping itu, melenakan dan melupakan, sehingga membawa pemiliknya kepada 

bayang-bayang yang menipu.30 

Akibat dari garu>r adalah dia akan hidup dibawah ilusi dan menghabiskan 

umur dengan khayalan. Banyak sekali orang yang mengalami penyakit ini, tetapi 

mereka tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju fatamorgana. Selain itu, 

seseorang yang garu>r tidak mau menerima nasihat dari orang lain, ia tetap ingin 

melewati tangga kesesatan atau menjalani kehidupan tanpa peningkatan dan 

kemajuan karena yang dilaluinya adalah jalan yang salah.31 

Manusia yang tinggi dan mulia adalah mereka yang mencapai 

kesempurnaan. Hal itu dapat diperoleh oleh orang-orang yang memahami arti 

kehidupan yang dilambangkan oleh suatu sikap hidup. Mereka berusaha 

memahami dan meyakini bahwa arti hidup ini adalah menyembah kepada Allah 

swt. Dalam arti yang seluas-luasnya, yakni mencakup hubungan metafisik dan 

hubungan duniawi antara individu manusia dengan lingkungannya. 

Perihal dunia memang soal yang besar dalam agama. Dunia dengan segala 

hiasan dan kemewahannya kerap kali memesona setiap makhluk, sehingga mereka 

 

29Sayyid Qut{b, Tafsi>r fi Z}ila>l Al-Qur’an,  jilid XI (Da>r al-Syuruq Mesir, 1954 ), h. 171. 

30Sayyid Qut{b, Tafsi>r fi Zila>lil Qur’an, jilid XI, h. 171. 

31Said Hawwa, Tazkiyatun Nafs, Kajian Penyucian Jiwa (Cet. I; Darus Salam, 2005), h. 

279. 
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lalai dan lupa, menyangka bahwa perjelanan hidup hanya di dunia saja. Oleh sebab 

itu banyaklah ayat-ayat Allah swt. mengenai hal ini, Al-Qur’an diturunkan sebagai 

pembawa rahmat, sebagaimana dijelaskan M.Quraish Shihab dalam bukunya 

bahwa rahmat yang dibawa Al-Qur’an tersebut berupa penjelasan tentang jalan 

kebahagiaan dan cara pencapaiannya di dunia dan akhirat.32 

Penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan di atas adalah salah satu 

tujuan pentingnya membahas lebih rinci mengenai garu>r.  Bahwa kelemahan 

manusia salah satunya karena pengaruh tipu daya setan terhadap dunia sehingga 

berpengaruh segala hal dari sisi kehidupan. Olehnya, fokus penelitian ini yakni 

Garu>r Perspektif Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Maud}u>’i)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pembahasan penulis dari 

kajian tesis ini adalah bagaimana Garu>r dalam Perspektif Al-Qur’an, untuk lebih 

terarahnya pembahasan tesis ini, maka penulis membuat sub-sub masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Hakikat Garu>r dalam Al-Qur’an? 

2. Bagaimana Wujud Garu>r dalam Al-Qur’an? 

3. Bagaimana Dampak Garu>r dalam Al-Qur’an? 

 

 

 

 

 

 

 

 

32M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Qur’an Al-Karim; Tafsir atas Surat-Surat Pendek 
Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (Cet. II; Jakarta: Pustaka Hidayah, 1997), h. 4. 
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C. Pengertian Judul  

Judul penelitian ini adalah Garu>r Perspektif Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir 

Maud}u>’i >). Untuk lebih mengarahkan dan menghindari terjadinya interpretasi yang 

keliru dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul ini, maka penulis 

perlu memberikan pengertian terhadap variabel yang terdapat di dalamnya 

sekaligus membatasi ruang lingkup pembahasannya. Di antara variabel pokok 

dalam judul penelitian ini yang diuraikan pengertiannya adalah Garu>r Perspektif 

Al-Qur’an dan Metode Maud}u>’i>. 

a. Garu>r  

Berasal dari kata garra-yagurru-garra> dan guru>ra> ( وغرورا  –غرا   – يغر  –غر  ) yang 

berarti menipu, memperdayakan atau kelalaian dalam keadaan sadar (terpedaya). 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia di jelaskan bahwa tipu, menipu adalah 

mengakali atau memperdayakan. Tipu daya/ memperdayakan adalah perbuatan atau 

perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk 

menyesatkan dengan daya, bermacam-macam tipuan atau berbagai daya upaya 

yang buruk atau tipu muslihat dengan siasat halus atau berbagai tipu daya.33 

Dalam kitab Lisa>n al-‘Arab, Ibnu Manz}u>r menyebutkan bahwa kata garu>r  

mempunyai arti  ِيْ رٌ  : خَدَعَهُ وَاطَْمَعَهُ بِِ لْبَاطِلِ مَغْرُورٌ وَغَر  yang artinya ditipudayakan dan 

ditipu : memperdaya dan mentamakannya dengan kebatilan..34 Garu>r dalam kamus 

Mu’jam Al-Wasi>t} dijelaskan bahwa: kata ini berasal dari kata garra (seorang laki-

laki yang tertipu), segala sesuatu yang membuat manusia tertipu yang datangnya 

dari harta, syahwat dan setan.35  

 

33Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Badan Pengembangan Dan 

Pembinaan Bahasa, 2016) di akses 1 Juli 2022. 

34Abu> al-Fad{l Jama>l al-Di>n Muhammad ibn Mukrim ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 5 

(Cet. III; Beirut: Da>r S{a>dir, 1414 H), h. 3232. 

35Tim Redaksi Maj’ma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Wasi>t}, Juz II (Cet. III; 

Kairo: Maj’ma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah, 1985), h. 280. 
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Al-Asfaha>ni>: segala sesuatu yang memperdayakan manusia, mulai dari 

harta, kedudukan, syahwat dan setan. Kata itu kadang-kadang diartikan sebagai 

setan karena setan merupakan penipu yang paling jahat. Di samping itu, kata itu 

juga diartikan sebagai ‘dunia’ karena dunia sifatnya memperdayakan dan dapat 

mencelakakan manusia.36Muhammad Abdul Mun’im Jamal: garūr adalah setan 

atau sesuatu yang mendorong seseorang melakukan maksiat.37 Wahbah al-Zuhaili>: 

garu>r ialah membujuk kepada hal-hal yang diingini jiwa, namun di belakangnya 

terdapat hal-hal yang tidak baik. Sedangkan guru>r sesuatu yang lahiriahnya 

tampak indah sehingga manusia menyukainya, namun sesuatu itu sejatinya 

menyimpan hal yang baik tidak baik atau tidak pasti.38 

Dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh para ulama ini, Nampak 

jelas bahwa semua pengertian tersebut mempunyai konotasi makna yang negatif. 

Yang menjadi penyebab dari tipu daya itu adalah kehidupan dunia dan setan.  

b. Perspektif Al-Qur’an 

Perspektif adalah cara pandang yang digunakan oleh manusia ketika 

melihat suatu fenomena atau suatu masalah yang terjadi.39 

Secara bahasa, Al-Qur’an merupakan bentuk mas}dar dari kata qara'a, 

yaqra'u yang berarti bacaan,40 mengumpulkan atau menghimpun41. Sedangkan 

menurut istilah, Al-Qur’an adalah: 

 

36Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufrada>t fi Gari>b al-Qur’a>n (Cet. I; Damaskus: Da>r al-Qalam, 

1992), h. 847. 

37Muhammad Abdul Mun’im Jamal, Tafsīral-Farīd li al-Qur’ān al-Majīd (Dār al-Fikri, 

1982), h. 2461. 

38Wahbah al-Zuh{ai>li>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh}aj, jilid 

8. h. 150. 

39Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Badan Pengembangan Dan 

Pembinaan Bahasa, 2016) di akses 10 Juli 2022. 

40Louis Ma'luf, Al-Munjid Fi> Al-Lugah (Bairu>t: Da>r al-Masyriq, 1977), h. 711. 

41Abu> al-H{usain Ah}mad bin al-Fa>ris bin Zakariya>, Mu‘jam Maqa>yis al-Luga>h, Juz 5 

(Beirut: Da>r al-Fikr, 1979), h. 65. 
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المنقول بِلتواتر  ˛المكتوب فِ المصاحف  ̨ كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم  
                                                       42 .المتعبد بتلاوته

Artinya: 
Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. secara 
mutawatir yang tertulis dalam mushaf dan membacanya adalah ibadah. 

Menurut ulama us}u>l al-Fiqh adalah kalam Allah swt. yang diturunkan 

olehnya melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad 

bin Abdullah dengan lafaz yang berbahasa Arab dan maknamaknanya yang benar 

untuk menjadi hujjah bagi rasul atas pengakuannya sebagai rasul, menjadi undang-

undang bagi manusia yang mengikutinya.43 

Sedangkan definisi Al-Qur’an menurut ulama ‘ulu>m Al-Qur’an adalah 

Kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

saw. dan termaktub dalam mushaf, dinukilkan secara mutawatir dan Ketika 

seseorang membacanya bernilai pahala, dimulai QS al-Fa>tihah dan di akhiri 

dengan QS al-Na>s.44 

c. Tafsir Maud{u>’i> 

Tafsir adalah upaya kegiatan atau proses penelitian ilmiah yang bertujuan 

memahami dan mengeksplorasi kandungan Al-Qur’an.45 

Maud{u>’i> yaitu suatu metode tafsi>r yang berupaya mencari jawaban Al-

Qur’an mengenai tema tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian 

ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang tema tersebut untuk 

 

42Muhammad ‘Abd al-‘Azi>m al- Zurqa>ni>, Mana>h}il al-‘Irfa>n, Juz I (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-

Fikr, 1996), h. 15. 

43Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Us}ul Fiqh, terj. Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib (Cet. 

I; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 18. 

44Subhi al-Shalih, Maba>h}is\ fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n. terj. Tim Pustaka Firdaus, Membahas 
Ilmu-ilmu Al-Qur’an(Cet. X; Jakarta: t.p., 2008), h. 10. 

45Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i> (Pustaka Al-Zikra, 2011), 

h. 7. 
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kemudian dikaitkan satu dengan lainnya pada akhirnya diambil kesimpulan 

menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur’an.46 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penerapan metode 

maud{u>’i > sebagai berikut:  

1. Menetapkan masalah yang dibahas. 

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

dibahas. 

3. Menyusun ayat-ayat menurut kronologis masa turunnya. 

4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam masing-masing surahnya. 

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

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

bahasan. 

7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan 

menghimpun ayat-ayat yang memiliki pengertian yang sama atau 

mengkompromikan yang umum dan yang khusus, yang mutlak dengan 

muqayyad, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa 

perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran.47 

Berdasarkan beberapa pengertian istilah yang terdapat dalam judul kajian 

ini, maka ruang lingkup pembahasannya adalah menjelaskan hakikat sebuah garu>r/ 

dalam Al-Qur’an, wujudnya serta dampaknya terhadap kehidupan dalam Al-

Qur’an. Jadi, fokus dari penelitian ini adalah berusaha menggali informasi dari Al-

Qur’antentang gambaran garu>r dengan didukung oleh hadis-hadis yang terkait 

 

46lihat selengkapnya  dalam Abd al-Hay al-Farma>wi>, al-Bida>yah fi al-Tafsir al-Maud{u>’i> 

(Cer. II; Mesir: Mat{ba’at Had{ar>at al-‘Arabiyyah, 1977), diterjemahkan oleh Suran A. Jamrah, 

Metode Tafsir Maud{u>’i>: suatu pengantar (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 37. 

Dikutip juga oleh M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran wahyu dalam 
Kehidupan Masyarakat (Cet. XI; Bandung: Mizan, 19950, h. 114. 

47Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 45. 
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dengannya, sehingga hasilnya nanti dapat diketahui mengenai dampak dan solusi 

garu>r dalam ayat-ayat Al-Qur’an. 

D. Kajian Pustaka  

Setelah melakukan pencarian rujukan dari berbagai referensi, terdapat 

beberapa literatur yang terkait dengan judul tesis yang diteliti mengenai Garu>r 

Perspektif Al-Qur’an(suatu kajian tafsir maud{u>’i>). kegiatan ini dimaksudkan 

untuk menjelaskan bahwa tesis ini  belum pernah ditulis oleh penulis sebelumnya, 

atau tulisan ini sudah dibahas namun berbeda dengan segi pendekatan dan metode 

yang digunakan. Adapun referensi yang terkait dengan judul tesis ini sebagai 

berikut:  

Pertama, Jurnal karya Heryadi dengan judul “Tinjauan Al-Qur’anterhadap 

Godaan Iblis dan Setan menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar”, Program 

Pascasarjana, UIN Raden Fatah Palembang 2017. Dalam pembahasan jurnal 

tersebut berisi tentang rangkaian pengertian serta ayat-ayat yang mengenai iblis, 

setan dan jin dengan mengambil pandangan ahli tafsir yaitu Hamka dalam tafsir 

Al-Azhar, dalam pembahasan yang terdapat dalam jurnal yakni Setan sendiri 

adalah musuh yang tidak pernah menyerah. Setan akan selalu menebar bebagai 

strategi dan muslihat untuk memperdaya manusia. Menurut Imam Al-Gaza>li>, 

setidaknya ada 11 strategi yang sering digunakan setan untuk menaklukan 

manusia, diantaranya: Mengobarkan sifat pemarah dan syahwat dalam diri 

manusia, Meniupkan sifat dengki dan rakus dalam diri manusia, Meniupkan 

kegemaran berlebihan dalam diri manusia. Meniupkan dalam diri manusia 

kegemaran untuk berhias dan bermewah-mewahan dalam hal perabot, pakaian dan 

rumah, Meniupkan sifat tamak dalam hati manusia, Meniupkan sifat tergesa-gesa 

dan tidak teguh dalam hati manusia.  Adapun jurnal diatas dapat dijadikan rujukan 

dalam tesis ini karena tesis ini membahas mengenai garu>r, garu>r sendiri tidak dapat 
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dipisahkan dengan kata setan karena sudah tugasnya mengerahkan segala daya dan 

upaya untuk memperdaya serta menipu manusia. Setan sendiri adalah musuh yang 

tidak pernah menyerah. 

Kedua, Jurnal karya Budi Harto dengan judul “Mengenal Tipu Daya Iblis 

sebagai Musuh Utama Manusia”, Vol 15 No. 2, Oktober 2020. Dalam jurnal 

tersebut memaparkan mengenai sejarah iblis didalam Al-Qur’an, bahwasanya 

terdapat banyak kisah-kisah Nabi dan Rasul Allah serta orang-orang saleh yang 

digelincirkan oleh setan atau iblis, namun, para nabi dan rasul Allah swt. Langsung 

diselamatkan oleh Allah swt. dari tipu daya iblis ini, sementara orang-orang soleh 

lainnya banyak tergelincir oleh tipu daya iblis atau setan. Fokus penelitianya 

tentulah berbeda dengan penelitian tesis yang akan dibahas. Pada jurnal lebih 

memgokuskan membahas mengenai sejarah iblis sedangkan penelitian tesis ini 

memfokuskan tipu daya pada pada term garu>r dengan menggunakan mentode 

maud}u>’i>. 

Ketiga, Jurnal karya Isyaddunnas dengan judul Konsep Islam Tentang 

Dunia dan Dinamika Kehidupan (sebuah kajian melalui pendekatan tafsir al-

Qur’an), 2017. Dalam penelitian tersebut menunjukkan penegasan Allah tentang 

paradigma eksistensi kehidupan dunia, yang ditunjukkan dengan kata la’ibun, 

lahwun dan mata’u (semacam permainan dan senda gurau) merupakan peringatan 

bahwa kehidupan dunia itu tidak akan berlangsung. Ketiga paradigma tersebut 

ternyata sesuai dengan 3 golongan manusia yang menjadi ikon dalam Al-Qur’an 

yakni orang kafir, munafik dan kaum mukmin karena pada dasarnya permasalahan 

antara manusia dan kehidupan dunia memiliki keterkaitan satu sama lain begitu 

halnya dengan golongan tersebut. Dari jurnal diatas memiliki persamaan 

pembahasan dengan tesis ini yakni kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang 

menjadi subjek pertama terjadinya garu>r, namun pada tesis ini cakupannya tidak 



18 
 

 
 

hanya fokus pada kehidupan dunia saja melainkan ada subjek lain yang menjadi 

sebab-sebab terjadinya garu>r.  

Keempat, Buku karya Zuheldi dengan judul “Makar dalam Perspektif Al-

Qur’an”, The Minang Kabau Foundation, 2006. Dalam buku tersebut berisi 

tentang tipu daya dengan menggunakan term Makar, salah satu yang membedakan 

isi buku tersebut dengan tesis ini yakni ayat-ayat yang ingin dibahas, pada tesis ini 

ayat-ayat nya fokus pada term garu>r. 

Kelima, Buku karya Yusuf Rasyad dengan judul Tipu Daya Wanita, 

Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012. Buku ini membahas mengenai tipu daya yang 

dilakukan oleh seorang wanita baik dalam Al-Qur’an, sunnah dan berbagai 

literatur kesustraan Arab seperti prosa dan lain sebagainya, dalam buku inipun 

membahas mengenai peranan Wanita khususnya dalam dunia Islam serta usaha 

para musuh untuk melakukan tipu daya wanita. Perbedaan tulisan Yusuf Rasyad 

ini sangatalah jelas jika dibandingkan dengan penelitian tesis ini. Penelitian ini 

lebih menekankan pada pembahasan tipu daya dalam Al-Qur’ankhususnya ayat-

ayat yang mengandung lafadz garu>r dalam Al-Qur’anbukan hanya dikhususkan 

tipu daya pada wanita. 

Keenam, Buku karya Iman Gazali dengan judul “Ihya>’ ‘Ulu>m al-Din 

menguraikan empat macam golongan yang orang yaitu: 1). Dari ulama, 2). Dari 

para hamba (manusia), 3). Dari ahli tasawuf, 4). Dari orang-orang senang akan 

kesenangan duniawi dan para pemilik harta, namun tidak ditemukan secara 

spesifik mengenai garu>r. 

Ketujuh, Buku karya M. Quraish Shihab dengan judul “Yang tersembunyi 

Jin, Setan dan Malaikat dalam Al-Qur’anAs-Sunnah serta Wacana Pemikiran 

Ulama Masa Lalu dan Masa Kini”, Lentera Hati, 2011. Dalam buku ini 

dikemukakan kelemahan manusia disebutkan bahwa manusia dipuji Allah swt. 
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Dalam berbagai ayat, misalnya bahwa mereka diciptakan dalam bentuk fisik dan 

psikis yang sempurna tetapi dalam saat yang sama, manusia juga dikecam Allah 

swt. Karena memiliki berbagai kelemahan seperti sifat garu>r, lupa, tamak, iri hati, 

amarah, banyak membantah, melampaui batas bila merasa memiliki kelebihan dan 

masih banyak lainnya.  

Dengan demikian dari beberapa literatur yang telah disebutkan, dapat 

dikatakan bahwa yang membahas mengenai garu>r perspektif Al-Qur’an serta 

segala yang terkait dengan sub masalah pembahasan belum memadai. Namun yang 

banyak dijumpai adalah buku-buku atau jurnal yang membahas mengenai tipu daya 

setan terhadap manusia. Dimana pembahasan tersebut secara umum, namun pada 

penelitian ini fokus penelitiannya secara khusus mengenai ayat-ayat garu>r 

perspektif Al-Qur’an (suatu kajian tafsir maud{u>’i>). 

E. Kerangka Teoretis 

Secara teoretis garu>r dapat dikaji berdasarkan lafaz-lafaz yang 

menunjukkan makna lafaz tersebut, asal usul penggunaannya dalam ayat-ayat Al-

Qur’an, kemudian melihat muna>sabah dan asba>b al-nuzu>l ayat-ayat tersebut.  

Masalah garūr yang penulis bahas ini adalah masalah yang selalu tidak 

disadari oleh umat manusia bahwa dirinya tertipu, sangat halus, lembut, 

menyenangkan, menggairahkan, bahkan membahagiakan serta menjanjikan 

(sementara). Garu>r diartikan sebagai menipu, tipu muslihat, memperdayakan  

merupakan sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, 

kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lain sebagainya. 

Pengertian tipu muslihat secara umum tipu muslihat secara bahasa terdiri 

dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, 
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palsu) dengan maksud untuk  menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan 

muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus.48 

Pengertian tipu muslihat menurut R. Sugandhi ialah suatu tipu yang diatur 

sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat 

mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu.49 

 Menurut Soedarso dalam bukunya kenakalan remaja pengertian tipu 

muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan 

untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-

penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri 

dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan 

kepercayaan kepada orang lain.50 

Secara sederhana dari berbagai pengertian di atas, penipuan atau tipu 

muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal 

licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya 

orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku. Prinsip tersebut telah 

dipegang oleh manusia, agar mereka dapat meraih apa saja yang mereka inginkan 

meskipun harus mengorbankan orang lain. Dari penjelasan diatas teori yang cocok 

pada penelitian ini yakni teori pikiran. 

 

 

 

 

 

 

48Kamus Online, https://kbbi.web.id/tipu (diakses pada 01 Juli 2022).  

49Sugandhi, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional 
(Surabaya, 1980), h. 396-397.  

50Soedarsono, Kenakalan Remaja, hal. 53. 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, penelitian ini 

merupakan jenis penelitian kualitatif (qualitative research) yakni mencari makna, 

pemahaman, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, kejadian maupun 

kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam 

setting yang diteliti secara kontekstual dan menyeluruh. Peneliti bukan hanya 

mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, 

melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses 

berlangsungdari awal sampai akhir penelitian.51 

 

 

 

 

 

51A. Muri Yusuf, Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan 
(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 328. 

Sebab-Sebab terjadinya Garu>r 

 

 

Al-Qur’an 

Hakikat Garu>r  

Wujud Garu>r 

Dampak Garu>r 

 

 

Tujuan 
Latar 

Belakang 

Masalah 

Cara menghindari Garu>r 
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2. Pendekatan dan Metode yang digunakan 

Pendekatan berarti sebuah proses, perbuatan, cara mendekati sebuah 

objek.52Adapun pendekatan utama (main approach) yang digunakan dalam 

penulisan ini ialah pendekatan tafsi>r (exegetical approach) karena objek utamanya 

adalah Al-Qur’anyang lebih banyak bersentuhan dengan kitab-kitab tafsir, 

kemudian memberikan analisis kritis serta mengambil intisari dari setiap tafsiran 

ulama yang selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan dari berbagai pendapat 

yang telah dipaparkan oleh para mufassir.53 

 Penelitian tafsi>r berusaha menggali makna yang terkandung dalam 

ungkapan-ungkapan ayat Al-Qur’andengan memperhatikan berbagai macam 

aspek. Oleh karena itu, pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah: 

a. Pendekatan tafsi>r, adalah ilmu atau metode untuk menafsirkan Al-Qur’an. 

Maksudnya pendekatan yang digunakan dalam upaya mengkaji atau meneliti 

kandungan ayat-ayat Al-Qur’anmelalui makna-maknanya, hukum-hukumnya 

serta hikmah-hikmahnya demi memperoleh pengetahuan, khususnya yang 

berkaitan dengan tipu daya pada term garu>r. 

b. Pendekatan Filosofis, yakni cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk 

menjelaskan inti, hakikat atau dampak mengenai sesuatu yang berada di balik 

objek formanya. Dengan kata lain pendekatan filosofis adalah upaya sadar yang 

dilakukan untuk menjelaskan sesuatu yang menjadi tujuan. 

c. Pendekatan Tasawuf, yakni jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada 

Allah swt. konsep dalam tasawuf mengarahkan manusia untuk berasa sedekat 

mungkin dengan Allah swt.  

 

 

52Sugiyono, Memahami Penulisan Kualitatif (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 2. 

53Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penulisan Tafsi>r Maud}u>’i >, h.  
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3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, digunakan penelitian kepustakaan (library 

research), yakni menelaah berbagai macam referensi dan literatur yang terkait 

dengan penelitian. Studi ini menyangkut ayat Al-Qur’an, maka sebagai sumber 

utama dalam penulisan ini adalah kitab suci Al-Qur’an yang ditunjang dengan 

kitab-kitab tafsir, buku-buku keislaman, karya tulis ilmiah berupa Jurnal, Skripsi, 

Tesis, Disertasi serta artikel-artikel yang terkait dengan pembahasan, dan 

terkadang juga mengambil dari Internet. 

Khusus teknik pengumpulan data yang bersumber dari Al-Qur’an 

digunakan kamus untuk menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas yaitu kitab al-Mu‘jam al-Mufahras Li> alfa>z} al-Qur’a>n, karya Muh}ammad 

Fuad ‘Abd al-Ba>qi> (W. 1388 H). Data yang bersumber dari hadis Nabi saw. 

digunkana kamus, al-Mu‘jam al-Mufahras Li alfa>z} al-H}adi>s\, karya A.J. Wensink 

(W. 1939 M.). 

Untuk menganalisis makna kosa kata dan term-term tertentu dari ayat-ayat 

Al-Qur’an, digunakan Mu‘jam Mufrada>t alfa>z} Al-Qur’anyang ditulis oleh al-Ra>g}ib 

al-As}faha>ni> dan Mu’jam Mufahras Li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m karya Ah}mad 

Mukhtar; untuk melengkapi makna kata-kata atau term tersebut, digunakan kamus 

kamus besar Bahasa Arab, seperti Lisa>n al-‘Arab karya Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri> dan 

Kitab Maqa>yis al-Lug}ah karya Ah}mad Ibn Fa>ris Zakariya. 

Di samping mushaf Al-Qur’ansebagai sumber data primer, maka sebagai 

pendukung dan pembanding dirujuk berbagai jenis kitab tafsir bi al-Ma’s \u>r dan 

tafsir bi al-Ra’yi (klasik dan kontemporer). 

Tafsir al-Qur’a>n al-‘Az}i>m karya al-H}a>fiz} Ibn Kas\i>r (W. 774 H), Ja>mi’ al-

baya>n Fi> Tafsi>r ra<yi al-Qur’a>n karanan Imam Ibnu Jari>r al-T}abari> (W. 310 H), 

Mafa>tih} al-G}ai>b karya Imam Fakhruddin al-Ra>zi> (W. 606 H), Tafsir Jala>lain yang 
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dikarang oleh dua orang ahli tafsir yang nama depannya sama yaitu Jala>l al-Di>n al-

Mah}alli> (W. 864 H) dan Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i> (W. 991 H). Tafsi>r al-Mara>g}i> karya 

Syaikh Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>g}i> (W. 1371 H), Tafsi>r Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n karya 

Sayyid Qut}b (W. 1966 H). Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’andan 

Terjemahnya, 2019. Tafsi>r al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, 

karya M. Quraish Shihab. Tafsi>r al-mana>r karya Muh}ammad rasyid Rid}a>’. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Kajian tafsir termasuk dalam penelitian kualitatif. Data yang terkumpul 

akan diolah dengan memilih dan memilah ke dalam suatu konsep atau tema 

tertentu. Kemudian hasil reduksi data diorganisir ke dalam satu bentuk, 

diklasifikasi dan dianalisis sehingga terbentuk suatu rumusan yang utuh. 

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research), maka pola 

kerjanya bercorak deskriptif dan bersifat kualitatif,54 dan dianalisis menggunakan 

analisis isi (content analysis). Penggunaan metode dan teknik ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa data pokok dalam penelitian ini adalah ayat-ayat suci Al-Qur’an 

yang merupakan data pasti, yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan 

terucap, yang bersifat deskriptif karena berupa pernyataan verbal.  

Hal ini dilakukan untuk menganalisis makna-makna yang terkandung 

dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan garu>r. Selain itu, juga digunakan analisis 

bahasa (linguistic analysis). Analisis bahasa digunakan untuk memperoleh 

gambaran yang utuh dari segi semantik, etimologi, morfologi, dan leksikal sebagai 

bahan untuk dianalisis dan diinterpretasi lebih lanjut.  

 

 

 

54Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 2. 
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Dalam menganalisis data adalah ayat-ayat Al-Qur’an, digunakan beberapa 

teknik interpretasi yang dikemukakan oleh Abdul Muin Salim, antara lain; 

1) Interpretasi tekstual; yaitu berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an 

sesuai dengan redaksi yang termaktub dalam Al-Qur’an tanpa 

memperhatikan keilmuan terkait dengan penafsiran. 

2) Interpretasi linguistik; yaitu data ditafsirkan dengan menggunakan 

pengertian-pengertian dan kaidah-kaidah bahasa Arab, yang meliputi 

bidang semantik etimologis, morfologis, leksikal, gramatikal, dan 

retorikal. 

3) Interpretasi sosio-historis; yaitu penafsiran terhadap ayat dengan 

menggunkana riwayat mengenai kehidupan sosial dan kultural bangsa Arab 

pada saat turunnya Al-Qur’an.55 

4) Interpretasi sistematis; yaitu menggambarkan adanya munasabah antara 

ayat dengan ayat.56 Sebagaimana diyakini bahwa Al-Qur’an merupakan 

kitab suci yang berisi hidayat mengenai sistem kehidupan umat manusia. 

Keyakinan ini akan melahirkan asumsi sebagai petunjuk, Al-Qur’an 

merupakan kitab suci yang ayat-ayatnya satu sama lain saling berhubungan 

secara sistematis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.57 

 

 

 

 

 

 

55Abdul Muin Salim, Konsepsi kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an, h. 23-31. 

56Abd. Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur’ān ((Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 28. 

57Abdul Muin Salim, Beberapa Aspek Metodologi Tafsīr Al-Qur’ān (Ujung Pandang: 

LSKI, 1990), h. 24. 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat 

diklarifikasi sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan hakikat garu>r dalam Al-Qur’an. 

2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis wujud garu>r dalam Al-Qur’an. 

3. Untuk mengetahui dampak garu>r dalam Al-Qur’an. 

Penelitian ini diharapkan mempunyai sumbangsih dalam kehidupan sosial 

yang dirumuskan kedalam dua bagian sebagaimana berikut: 

1. Kegunaan ilmiah, yakni agar tesis ini menjadi sumbangan yang berarti 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

pengembangan ilmu keislaman khususnya dalam bidang tafsir, serta dapat 

dijadikan literatur dan dapat dikembangkan pembahasannya lebih lanjut. 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembahasan-

pembahasan yang berkaitan dengan wawasan Al-Qur’an, sekaligus dapat 

menambah khazanah intelektual dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

pada umumnya dan ilmu-ilmu keislaman khususnya. 

2. Kegunaan secara praktis, yakni agar tesis ini menjadi bahan informasi 

bahwa seseorang harus berhati-hati dalam memandang kehidupan jangan 

sampai karena keasikan sehingga terperdaya oleh setan. Olehnya itu 

informasi dari Al-Qur’an sangatlah penting agar seseorang tahu dampak 

dari garu>r yang ditetapkan oleh Al-Qur’an sehingga ia tidak terjerumus 

dalam keburukan dan keterpurukan. 
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BAB II 

HAKIKAT GARU<R DALAM AL-QUR’AN 

A. Pengertian Garu>>r  

 Garu>r berasal dari kata garra-yagurru-garra> dan guru>ra>   (غريغر غرا وغرورا) yang 

berarti menipu atau kelalaian dalam keadaan sadar (terperdaya). Kata garra 

(seorang laki-laki yang tertipu), segala sesuatu yang membuat manusia tertipu 

yang datangnya dari harta, syahwat, dan setan.1 

Kata    ُالَْغَرُوْر artinya segala yang memperdayakan manusia, mulai dari harta, 

kedudukan, syahwat dan setan. Sebagian ada yang menafsirkan kata  ُالَْغَرُوْر dengan 

arti setan karena setan merupakan makhluk busuk yang paling banyak 

memperdayakan manusia. Kata  ُالَْغَرُوْر diartikan pula sebagai dunia sebagaimana 

disebutkan bahwa dunia itu selalumenipu, berbahaya dan pahit. Kata  َْرُ غَرَ ال  artinya 

adalah bahaya yang akar katanya   الَْغَر oleh karena itu disebutkan dalam sebuah 

kalimat  ِالغَرَر بَ يْحِ  عَنْ   artinya larangan untuk berjual beli yang berbahaya نَََيْ 

maksudnya ialah jual beli yang belum jelas karena masih ada unsur spekulasi.  

Kata  ُالَْغَريِْ ر artinya adalah akhlak yang baik, dinamakan demikian karena 

akhlak yang baik itu dapat memperdayakan dan disebutkan dalam sebuah 

ungkapan Bahasa Arab yang berbunyi  ُُفُلَانٌ أدَْبَ رَ  غَريِْرهُ وَأقَْ بَلَ هَريِْ ره artinya kebaikan si 

Fulan telah hilang dan dan diganti oleh keburukannya yang dating. Bila dilihat 

pada makna kalimat  ِغُرَّةُ الَْفَرَس yang berarti sesuatu yang menonjol dari kuda yaitu 

bagian putih yang ada jidatnya maka kalimat أَغَرَّهُ فُلَانٌ       artinya si fulan terkenal 

terhormat. Dikatakan juga bahwa kata    ُالَْغَرُوْر artinya adalah tiga hari malam 

pertama pada setiap bulan karena tiga malam itu gambarannya sama seperti  ُغُرَّة  

 artinya mata غِراَرُ السَّيْفِ  yaitu bagian yang menonjol dari kuda. Dan kalimat الَْفَرَسِ 

pedang  sedangkan kata  ُالغِراَر artinya susu yang sedikit. Kalimat  ُغَارَّتِ النَّاقَة artinya 

 

1Tim Redaksi Maj’ma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Wasi>t}, Juz II (Cet. III; 

Kairo: Maj’ma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah, 1985), h. 280. 
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unta itu sedikit menghasilkan susunya. Dinamakan demikian karena sebelumnya 

unta itu dipekirakan akan menghasilkan susu yang banyak, namun ternyata ia 

menghasilkan sedikit maka ia seolah telah menipu pemiliknya.2 

Garu>r merupakan salah satu peringatan Allah swt. kepada manusia yang 

terdapat di dalam Al-Qur’an yang harus diwaspadai karena garu>r dapat membuat 

manusia lalai dan lupa kepada Allah swt. Kata garu>r dan derivasinya banyak 

terdapat dalam Al-Qur’an, ada berbentuk fi’il mad}i>, fi‘il mud}a>ri>’, dan isim mas}dar.  

Sedangkan secara istilah makna garu>r mempunyai dua versi, yaitu:  

1. Kata gar apabila dibaca garu>r dalam kitab al-Qurt}ubi bahwasanya qiraah 

secara umum adalah  ُغَرُور yakni dengan harakat fath}ah pada huruf gain 

artinya setan. Jadi, janganlah kamu terperdaya oleh bisikan-bisikan setan.   

2. Kata gar apabila dibaca guru>r, menurut Abu> H}aywah, Abu> as-Sammal al-

A>dawi> dan Muhammad as-Sumaiqa’ membacanya dengan lafadz guru>r  ُغُرُور 

yakni dengan harakat d}ammah pada huruf gain maknanya adalah kebatilan. 

Maksudnya janganlah kamu terperdaya dengan sesuatu yang bathil. Ibn as-

Sikki>t berkata, kata  ُغُرُور bermakna segala kesenangan dunia yang membuat 

tertipu dan terperdaya. Az-Zuja>j berkata, kata  ُغُرُور boleh juga jamak dari 

kata (  غَار)ga>rrun yang artinya apa yang dibanggakan dari kesenangan dunia.3 

Di dalam kitab al-Mu‘jam Al-Mufaha>ras li> Alfa>z} al-Qur’a>n   al-Kari>m, kata 

garu>r dan turunan katanya  disebutkan dalam Al-Qur’an dan kata yang lain yang 

seasal dengan kata itu disebut sebanyak 27 kali di 17 surah dalam 20 ayat, 9 surah 

 

2Al-Ra>gib al-As{faha>ni>, Mufrada>t Alfa>z{ al-Qur’a>n, tahqi>q S{afwa>n ‘Adna>n Da>wu>di > (Cet. I; 

Damaskus: Da>r al-Qalam, 1992), h. 847. 

3Abu> ‘Adillah Muhammad bin Ahmad al-Ans{a>ri> al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah{ka>m al-Qur’a>n,  
Juz XIV (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), h. 787. 
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pada ayat-ayat makiyyah dan 8 surah pada ayat-ayat madaniyyah.4 15 kali dalam 

bentuk kata kerja dan 12 kali dalam bentuk kata benda. 

Garu>r merupakan perbuatan tercela yang menurut Al-Qur’an dilakukan 

oleh orang yang mencintai kehidupan dunia (QS A<li ‘Imra>n/3: 185, QS al-

An’a>m/6: 70, QS al-An’a>m/6: 130, QS al-A’ra>f/ 7: 51, QS al-Ja>s}iyah/45: 35, QS 

Luqma>n/ 31: 33 (3 kali), QS Fa>t}ir/35: 5 (3 kali), QS al-H{adi>d/ 57: 20, yang 

dilakukan oleh setan (QS al-Nisa>’/ 4: 120, QS al-An’a>m/6: 112, QS al-A’ra>f/7: 22, 

QS al-Isra>’/17:  64, QS Fa>t}ir/35: 40, QS al-Mulk/67: 20), yang dilakukan oleh 

orang yang syirik QS al-Infit}a>r/ 82: 6, yang dilakukan oleh orang yang munafik  

QS al-Ah}za>b/33 : 12, yang dilakukan oleh orang yang kafir QS al-Mulk/67: 20, 

yang dilakukan oleh mereka yang diperdaya agama mereka QS al-Anfa>l/8: 49 dan 

QS A<li ‘Imra>n/3: 24. 

Keseluruhan kata garu>r  dan kata lain yang seasal dengan itu disebut 13 

kali di dalam bentuk kalimat negasi. Pengungkapan dimaksudkan bahwa perbuatan 

itu dilarang. Lima kali dari ungkapan yang melarang itu dikemukakan dengan 

memberikan penekanan atau penegasan yang kuat (tawki>d), yaitu di dalam QS 

Luqma>n/ 31: 33 disebut dua kali, di dalam QS Fa>t}ir/35: 5 disebut dua kali, dan di 

dalam QS A>li ‘Imra>n/ 3: 196. Tidak ditemukan arti lain dari kata garu>r selain tipu 

daya. 

 

 

 

 

 

4Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufaharas li Alfa>z} al-Qur’a>n (Beirut: Da>r 

al-Fikr, 1607), h. 297.  
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B. Term-Term yang Semakna  

1. Makr 

a. Etimologi 

Kata makr ditinjau dari bahasa berasal dari bahasa arab  َا ر  كْ مَ   -رُ كُ يَْ   -رَ كَ م  

yang berarti “menipu, memperdaya, menimbun dan siasat”.5 Penggunaan lafaz 

makr dan derivasinya dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 43 kali di 23 ayat 

dalam14 surah.6  Dalam kitab Maqa>yis al-Lugah, makr merupakan bentuk mas}dar 

yang terdiri dari huruf mi>m, ka>f, dan ra< mempunyai makna pokok, yakni:  ِحْتِيَا ال
دَاع الساق dan (memperdaya dan tipu muslihat) وَالََِّّ  7 Kedua.(betis berotot) خدالة 

makna tersebut apabila ditelusuri memiliki keterkaitan makna; keduanya 

mengandung makna usaha dengan sungguh-sungguh dan memyebunyikan sesuatu 

yang sebenarnya. Karena yang memiliki betis berotot menggambarkan bahwa dia 

adalah seseorang yang menjalani aktivitas fisik yang keras sehingga tergambar 

dalam bentuk fisik, di samping itu aktivitas makr kadang berujung pada kekerasan. 

Selain makna tersebut, di dalam kitab-kitab kamus dan mu’jam diperoleh 

juga beberapa makna lain yang dapat dikembalikan pada makna pokok tersebut. 

Seperti dalam kitab lisa>n al-‘arab: “ خُ  فِْ  فْيَةاِحْتِيَالٌ  ” yang artinya tipu daya yang 

menutupi, mu’jam al-wa>sit} “ ُالََّدَّاع” artinya bersifat tipuan8 dan dalam kamus al-

muh}it} artinya penipuan.9 

 

 

5Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1352. 

6Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufaharas li Alfa>z} al-Qur’a>n, h. 297.   

7Abu >al-H{usai>n Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakaria, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz V (Beirut: 

Da>r al-Fikr, 1979), h. 345. 

8Abu> al-Fad{l Jama>l al-Di>n Muhammad ibnu Mukrim ibnu Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 5 

(Cet. III; Beirut: Da>r S{a>dir, 1414 H), h. 183-184. 

9Majid al-Di>n al-T}ahir Muhammad bin Ya’qu>b, Kamus al-Muh}it}, Jilid. I (Beirut: 

Muassasah al-Risa>lah, 2005), h. 477. 
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b. Terminologi  

Adapun kata makr ditinjau dari segi istilah memiliki beberapa pengertian, 

seperti yang dikemukakan oleh para ulama:  

1) Al-As}faha>ni>:  (Memalingkan orang lain dari tujuannya (keinginan) dengan 

tipu daya).10  

2) Al-Ra>zi, Usaha untuk berbuat kerusakan dengan cara bersembunyi dan 

menutup-nutupi).11  

3) Wahbah al-Zuhai>li> yakni perencanaan tersembunyi yang membawa orang 

lain tidak memperkirakannya).12  

4) Fazlur Rahman, Makr adalah segala perkataan dan perbuatan yang 

dijadikan sebagai sebuah siasat di dalam proses perjuangan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan.13   

Selain itu, Al-Damaga>ni juga dalam kitabnya menyebutkan makna makr 

dalam Al-Qur’an ada lima,14 yaitu: 

 (pembohongan terhadap para Nabi) تَكْذِيْبُ النَبِْيَاء .1

 (perbuatan syirik) فِعْلُ الشِ رْك .2

 (perkataan) الْقَوْلُ  .3

 (keinginan untuk membunuh) اِراَدَةُ الْقَتْل .4

لَةُ  .5  (tipu daya) الْْيِ ْ

 

10Al-Ra>gib al-As{faha>ni, Mufrada>t Alfa>z{ al-Qur’a>n, tahqi>q S{afwa>n ‘Adna>n Da>wu>di > (Cet. 

I; Damaskus: Da>r al-Qalam, 1992), h. 772. 

11Al-Ima>m Fakhr al-Di>n al-Ra>zi, al-Tafsir al-Kabi>r (Mafa>tih al-Gaib), Jilid IV, Juz VIII 

(Cet.I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), h. 235. 

12Wahbah al-Zuh{ai>li>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh}aj, jilid 

III, (Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu’a>s}ir, 1991), h. 238. 

13Fazlur Rahman, Tema Pokok Al-Qur’an, Terj. Anas Mahyudin (Jakarta: Pustaka Jakarta, 

1995), h. 84 

14Abu> Abdillah al-Husain ibn Muhammad al-Damaga>ni, al-Wuju>h wa al-Naz{a>ir li Alfa>z{ 
Kita>billah al-‘Azi>z , Juz II (Kairo: al-Majlis al-‘Ala> li al-Syu’u>n al-Islamiyyah, 1995), h. 238-239. 
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Makr menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia bisa didefinisikan sebagai 

perbuatan tipu muslihat, atau akal busuk yang  dilakukan manusia untuk 

menjatuhkan atau menyerang seseorang. Atau bisa juga  diartikan sebagai tipu 

muslihat untuk menjatuhkan pemimpin atau pemerintahan yang sah, sehingga 

dalam bahasa internasional disetarakan juga dengan istilah  konspirasi.15 

Dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ulama ini, Nampak 

jelas bahwa semua pengertian tersebut mempunyai konotasi makna yang negatif 

yang aktifitasnya dilakukan oleh orang kafir atau orang-orang jahat dengan tujuan 

menyesatkan orang lain. Sedangkan dalam Al-Qur’an di jumpai bahwa makr dapat 

disandarkan kepada Allah (sebagai perbuatan-Nya) yang tidak mungkin berbuat 

sesuatu yang negatif. Olehnya itu, makr memiliki dua konotasi makna, yaitu baik 

yang terpuji dan buruk (tercela).  

2. Kaid 

a. Etimologi  

Kaid bentuk masdar dari kata kerja  - ka>da - yaki>du    اد  يْ كَ   –  دُ يْ كِ يَ   –  ادَ كَ 

kaidan. Kata ini disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 29 ayat dan 16 surah.16 

Dari 16 surah hanya empat surah yang diturunkan di madinah, yakni surah QS A<li 

‘Imra>n, QS al-Nisa>’, QS al-Anfa>l dan QS al-H{ajj, selebihnya 12 surah diturunkan 

di periode Mekkah. Menunujukkan makna ‘mu’a>lajat al-syay’i bi syiddah’ yaitu 

mengatasi sesuatu dengan keras, Oleh sebab itu, kata ini sangat mirip dengan kata 

makr atau makar.17Seperti dalam mu‘jam Mukhta>r al-S{ih}h}a>h} disebutkan bahwa al-

Kaid adalah al-Makr.18  

 

15Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 

2001), h. 702. 

16Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bāqi, al-Mu’jam al-Mufaharas Alfa>z} al-Qur’a>n, h. 815-816. 

17Muhammad ibnu Abu Bakr al-Ra>zi>, Mukhta>r al-S}ih}a>h}, h. 245. 

18M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an, h. 420. 
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Hal yang sama juga diberikan oleh Ibnu Fa>ris menyebutkan bahwa kata 

yang terdiri dari huruf ka>f dan ya> dan da>l ( ل  –د    –ك   ) menunjukkan arti‚ 

mengatasi sesuatu dengan keras‛. Al-Ra>gib al-As}faha>ni> memaknai kaid adalah 

salah satu bentuk dari tipu daya, muslihat atau siasat, hal tersebut bisa bermakna 

tidak baik atau tercela dan dapat pula bermakna baik atau terpuji, tetapi 

penggunaannya dalam hal yang tidak baik lebih dominan.19 

Adapun dalam kamus Lisa>n al-‘Arab disebutkan bahwa kaid dapat 

dipergunakan ketika perang dalam arti untuk mendapatkan kemenangan.   ِف  "
" الكيد  أن  حَراَمِ  حَلَالٍ  فِ كُلِ   وَالْمَكْرُ  حَلَالٌ   bahwa al-Kaid dalam berbagai perang) الْروف 

halal, dan makr dalam halal adalah haram).20 

Adapun yang tercantum dalam kitab-kitab mu’jam tersebut dapat 

dipahami, bahwa kata kaid mempunyai makna yang lebih spesifik lagi yang sesuai 

dengan makna dasarnya, yaitu: mengatasi sesuatu untuk mencapai tujuannya atau 

keluar dari keadaan yang berbahaya, sehingga kata ini bisa dipergunakan dalam 

perang yang merupakan salah satu taktik perang untuk menang. Kata kaid di dalam 

Al-Qur’an tidak selamanya berkonotasi kepada yang tidak baik, sehingga kata 

tersebut dapat dipergunakan dalam perang dalam artian taktik untuk mendapatkan 

kemenangan.  

3. Khada’  

a. Etimologi  

Kata khada’ dan turunan katanya, disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 5 

kali tersebar kedalam 3 surah dalam 3 ayat.21 Dalam kitab Mu’jam al-Muhafaras li 

alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, Asal kata khada’ dari huruf kha>’, da>l dan‘ain yang 

 

19Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufrada>t fi Gari>b al-Qur’a>n, h. 445. 

20Abu >al-Fad{l Jama>l al-Di>n Muhammad ibn Mukrim ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz V, 

h.183. 

21Muhammad Fu’ad Abd Bāqi, al-Mu’jam al-Mufaharas Alfa>z} al-Qur’a>n, 227. 
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mempunyai makna menyembunyikan sesuatu, oleh Karena itu kata al-khiza>nah 

disebut al-mikhda’ (tempat menyimpan/menyembunyikan sesuatu).22 

Dalam kitab Lisa>n al-‘Arab, Ibnu Manz}u>r menyebutkan bahwa kata khada’ 

mempunyai arti   مَا تََْفِيْهِ إِظْهَارُ خِلَافِ   yang artinya menentang secara jelas dengan 

cara tersembunyi.23 Dalam al-Mu‘jam al-Wasi>t} disebutkan bahwa‚ menampakkan 

sesuatu yang berbeda dengan yang disembunyikan‛.24 

b. Terminologi 

Menurut istilah, khada’ adalah menempatkan orang lain pada posisi yang 

dikatakan, yang sebenarnya berbeda dengan maksud yang disembunyikan. 

Menurut Al-Qadzdzafi, tanda-tanda khada’ itu ada 3 macam, yaitu: 

1. Tidak segera melakukan perbuatan yang rendah 

2. Mudah memusuhi orang 

3. Jika ingin menggapai sesuatu tujuan, ia menempuh dengan cara melingkar-

lingkar yang merupakan tipuan. 

Karakteristik khada’ di uraikan Al-Qur’an dalam kaitannya dengan tingkah 

laku orang munafik yang menipu Nabi Muhammad saw. dan kaum muslimin 

dengan berpura-pura beriman. 

Kata khada’ tidak jauh berbeda dari kata makr yaitu menyembunyikan 

sesuatu, karena ada tujuan yang ingin dicapai karena pelakunya berusaha menutup-

nutupi perbuatannya dengan menampakkan kebalikan dari yang disembunyikan 

maksudnya ialah pelaku khada’ susah dipastikan apakah dia teman atau musuh. 

Dilihat dari ayat-ayatnya terdapat perbedaan antara garu>r, makr, kaid dan 

khada’ diantaranya yakni: 

 

 

22Abu> al-H{usai>n Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakaria, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, h. 288. 

23Abū al-Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad Ibn Mukrin Ibn Manz}ūr, Lisān al-Arab, h. 1112. 

24Tim Redaksi Maj’ma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Wasi>t}, Juz 1, h. 228. 
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Tabel 1.1 Perbedaan antara garu>r, makr, kaid dan khada’ 

No Elemen Garu>r Makr Kaid Khada 

1  

 

 

Subjek  
 

Setan 
Allah  Allah Orang 

munafik Orang kafir 

(Umum) 

Orang kafir 

Kafir Quraisy Fir’aun 

Fir’aun Saudara 

yusuf 

Saudara Yusuf Istri aziz 

Musyrik Wanita mesir  

Nabi Ibrahim 

Nabi Yusuf 

2  Objek  Manusia  Pembawa 

kebenaran 

Orang 

beriman  

Allah  

Nabi 

Muhammad 

Orang beriman  Nabi Musa Orang 

beriman Nabi Muhammad  Nabi Yusuf 

Nabi Musa Kaum 

Ibrahim Nabi Nuh 

Nabi Yusuf 

Kata garu>r dan derivasinya dalam Al-Qur’an dari segi arti sama dengan 

makr, kaid dan khada’ yaitu tipu daya, memperdaya manusia. Namun, 

perbandingan dari keempatnya terletak pada subjek. Dimana subjek dari makr, 

kaid serta khada’ merupakan sesuatu yang berakal sedangkan garu>r sebaliknya 

yakni tidak berakal sebagaimana tabel di atas. Kecuali setan apabila dikategorikan 
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pelaku yang berakal, demikian juga objeknya kata garu>r adalah manusia secara 

umum. 

C. Ayat-Ayat Garu>r dan Derivasinya 

Penggunaan lafaz garu>r dan derivasinya dalam Al-Qur’an, ditemukan 

sebanyak 27 kali di 17 Surah dalam 20 ayat. 9 surah pada ayat-ayat makiyyah dan 

8 surah pada ayat-ayat madaniyyah.25 Ayat-ayat tersebut sesuai dengan urutan 

surah dan mus}h}af sebagai berikut: 

1. Ayat-Ayat Garu>r dalam Al-Qur’an  

a. Derivasi Ayat-Ayat Makiyyah 

Tabel 1.2 Derivasi Ayat-ayat Makiyyah 

Derivasi No. Ayat/ Surah 
Redaksi Ayat dan 

Terjemahnya 

  .1 غَرَّكَ 

 

QS al-Infit}a>r/ 82: 6 

 

كَريِِم   ٱلإ بِرَبِ كَ  غَرَّكَ  مَا  نُ  نسَٓ ِ
ٱلۡإ يَ  هَا  يَأَٓ

(٦) 
Wahai manusia! Apakah yang 

telah memperdayakan kamu 

(berbuat durhaka) terhadap 

Tuhanmu yang Maha Pengasih. 

كُمُ    .2 غَرَّتإ

 

QS al-Ja>s}iyah/ 45: 35 

 

هُزُو   ٱللََِّّ  ءَايَٓتِ  تُُإ  ٱتَََّذإ بِِنََّكُمُ  لِكُم   اذَٓ
كُمُ  يََ وٓةُ   وَغَرَّتإ يَا    ٱلْإ ن إ مَ   ٱلد  يَ وإ رَجُونَ   لَ   فٱَلإ  يُُإ
هَا تَ بُونَ  هُمإ  وَلَ  مِن إ تَ عإ  (٣٥)  يُسإ

Yang demikian itu karena 

sesungguhnya kamu telah 

menjadikan ayat-ayat Allah 

sebagai olok-olokkan, dan 

kamu telah ditipu oleh 

kehidupan dunia. Maka pada 

hari ini mereka tidak 

dikeluarkan dari neraka dan 

 

25Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufaharas li Alfa>z} al-Qur’a>n, h. 297.  
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tidak pula mereka diberi 

kesempatan untuk bertaubat. 

مُُ   غَرَّتۡإ

3.  
QS al-An’a>m/6: 70 

 

لَعِب   دِينَ هُمإ  ٱتَََّذُواْ  ٱلَّذِينَ  وَلََإوٌ وَذَرِ  ا ا 
سَلَ   رإ بهِِۦأ أَن تُ بإ يَا  وَذكَِ  ن إ يََ وٓةُ ٱلد 

مُُ ٱلْإ وَغَرَّتۡإ
سَ لََاَ مِن دُونِ ٱللََِّّ   سُُۢ بِاَ كَسَبَتإ ليَإ نَ فإ

لٍ    شَفِيعٌ وَلَ   وَلِ    كُلَّ عَدإ
دِلإ لَّ    وَإِن تَ عإ

بِاَ   سِلُواْ  أبُإ ٱلَّذِينَ  أوُْلأَٓئِكَ  هَاأۗٓ  مِن إ خَذإ  يُ ؤإ
 لََمُإ شَراَبٌ 

ْۖ
يمٍ   كَسَبُواْ وَعَذَابٌ ألَيِمُُۢ   مِ نإ حََِ

فُرُونَ )  ( ٧٠بِاَ كَانوُاْ يَكإ

Tinggalkanlah orang-orang 

yang mejadikan agamanya 

sebagai permainan dan senda 

gurau dan mereka telah tertipu 

oleh kehidupan dunia. 

Peringatkanlah (mereka) 

dengan Al-Qur’an agar setiap 

orang tidak terjerumus (ke 

dalam neraka), karena 

perbuatannya sendiri. Tidak 

ada baginya pelindung dan 

pemberi syafaat (pertolongan) 

selain Allah. Dan jika dia 

hendak menebus dengan segala 

macam tebusan apa pun. 

Niscaya tidak akan diterima. 

Mereka itulah orang-orang 

yang dijerumuskan (ke dalam 

neraka), disebabkan perbuatan 

mereka sendiri. Mereka 

mendapat minuman dari air 

yang mendidih dan azab yang 

pedih disebabkan kekafiran 

mereka dahulu. 

4.  
QS al-An’a>m/6 : 130 

 

رُسُلٌ  تِكُمإ 
إ
يََ ألَإَ  نسِ  ِ وَٱلۡإ ِنِ  

ٱلۡإ شَرَ  عَإ   يَٓ
كُمإ   يَ قُص ونَ   مِ نكُمإ   وَينُذِرُونَكُمإ   ءَايَٓتِ   عَلَيإ
مِكُمإ   لقَِاأءَ  ذَا    يَ وإ نَ   قاَلُواْ   هَٓ  عَلَىأٓ   شَهِدإ

مُُ   أنَفُسِنَاْۖ  يََ وٓةُ   وَغَرَّتۡإ يَا   ٱلْإ ن إ   وَشَهِدُواْ   ٱلد 
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فِريِنَ. أَنََُّ   أنَفُسِهِمإ   عَلَىأٓ  كَٓ كَانوُاْ  مإ 
(١٣٠   ) 

(Allah berfirman,) “Wahai 

golongan jin dan manusia, 

tidakkah sudah datang 

kepadamu rasul-rasul dari 

kalanganmu sendiri yang 

menyampaikan ayat-ayat- Ku 

kepadamu dan 

memperingatkanmu tentang 

pertemuan pada hari ini?” 

Mereka menjawab, “(Ya), kami 

menjadi saksi atas diri kami 

sendiri.” Namun, mereka 

tertipu oleh kehidupan dunia. 

Mereka telah menjadi saksi 

atas diri mereka sendiri bahwa 

mereka adalah orang kafir. 

5.  QS al-A’ra>f/ 7: 51 

لََإوٌ  دِينَ هُمإ  ٱتَََّذُواْ  مُُ   اوَلَعِبٌ   اٱلَّذِينَ    وَغَرَّتۡإ
يََ وٓةُ  يَا    ٱلْإ ن إ مَ   ٱلد  يَ وإ هُمإ   فَٱلإ  نَسُواْ   كَمَا  ننَسَى ٓ
مِهِمإ   لقَِاأءَ  ذَا  يَ وإ يَٓتِنَا بِ   كَانوُاْ   وَمَا  هَٓ  

حَدُونَ   ) ٥١ ( يََإ
(Mereka adalah) orang-orang 

yang menjadikan agamanya 

sebagai kelengahan dan 

permainan serta mereka telah 

tertipu oleh kehidupan dunia. 

Maka, pada hari ini (Kiamat), 

Kami melupakan mereka 

sebagaimana mereka dahulu 

melupakan pertemuan hari ini 

dan karena mereka selalu 

mengingkari ayat-ayat Kami. 

كَ  رُرإ   .6 يَ غإ
QS Ga>fir/ 40: 4 

 

مَا يََُٓدِلُ فِأ ءَايَٓتِ ٱللََِّّ إِلَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ 
بِلَٓدِ  كَ تَ قَل بُ هُمإ فِ ٱلإ رُرإ  (٤)فَلَا يَ غإ

Tidak ada yang 

memperdebatkan tentang ayat-

ayat Allah kecuali orang-orag 

yang kafir. Karena itu, 

janganlah engkau 
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(Muhammad) tertipu oleh 

keberhasilan usaha mereka 

diseluruh negeri. 

تَ غُرَّنَّكُمُ يَ غُرَّنَّكُم, 
غَرُورُ   ٱلإ

 

7.  
QS Luqma>n/ 31: 33 

 

مٌ  اْ يَ وإ شَوإ يَ  هَا ٱلنَّاسُ ٱت َّقُواْ رَبَّكُمإ وَٱخإ  لَّ   ايَأَٓ
زيِ لُودٌ   وَلَ   وَلَدِهِۦ  عَن  وَالِدٌ   يََإ هُوَ جَازٍ    مَوإ

ئ    عَن وَالِدِهِۦ شَي إ
ْۖ
دَ ٱللََِّّ حَق   فَلَا   ا  إِنَّ وَعإ

يََ وٓةُ   تَ غُرَّنَّكُمُ  يَا  ٱلْإ ن إ   بٱِللََِّّ   يَ غُرَّنَّكُم  وَلَ   ٱلد 
غَرُورُ   (٣٣) ٱلإ

Wahai manusia! Bertakwalah 

kepada Tuhanmu dan takutlah 

pada hari yang (ketika itu) 

seorang bapak tidak dapat 

menolong anaknya, dan 

seorang anak tidak dapat (pula) 

menolong bapaknya 

sedikitpun. Sungguh janji Allah 

pasti benar, maka janganlah 

sekali-kali kamu terperdaya 

oleh kehidupan dunia, dan 

jangan sampai kamu terperdaya 

oleh penipu dalam menaati 

Allah. 

 8.  
QS Fa>t}ir/35: 5 

 

 
ْۖ
حَق  ٱللََِّّ  دَ  وَعإ إِنَّ  ٱلنَّاسُ  يَ  هَا    فَلَا   يَأَٓ

يََ وٓةُ   تَ غُرَّنَّكُمُ  يَا  ٱلْإ ن إ   بٱِللََِّّ   يَ غُرَّنَّكُم  وَلَ   ٱلد 
غَرُورُ   (٥) ٱلإ

Wahai manusia! Sungguh janji 

Allah itu benar, maka janganlah 

kehidupan dunia 

memperdayakan kamu dan 

janganlah (setan) yang pandai 

menipu, memperdayakan kamu 

tentang Allah. 

  .9 غُرُور ا 
QS al-An’a>m/6: 112 

 

عَدُو   نَبٍِ   لِكُلِ   نَا 
جَعَلإ لِكَ    شَيَٓطِيَ   ا وكََذَٓ

ِنسِ  ِن ِ   ٱلۡإ
ضُهُمإ   يوُحِي  وَٱلۡإ ضٍ   إِلَٓ   بَ عإ   بَ عإ

رُفَ  لِ   زُخإ قَوإ   مَا   رَب كَ   شَاأءَ   وَلَوإ   ا  غُرُورُ   ٱلإ
تََوُنَ )فَ عَ  هُمإ وَمَا يَ فإ  (١١٢لُوهُْۖ فَذَرإ
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Dan demikianlah untuk setiap 

nabi kami menjadikan musuh 

yang terdiri dari setan-setan 

manusia dan jin, sebagian 

mereka membisikkan kepada 

sebagian yang lain perkataan 

yang indah sebagai tipuan. Dan 

kalau Tuhanmu menghendaki, 

niscaya mereka tidak akan 

melakukannya, maka 

biarkanlah mereka bersama apa 

(kebohongan) yang mereka 

ada-adakan. 

10.  
QS al-Isra>’/17:  64 

 

هُم   مِن إ تَ  تَطَعإ ٱسإ مَنِ  ززِإ  تَ فإ تِكَ  وَٱسإ بِصَوإ
هُمإ   لِكَ وَرَجِلِكَ وَشَاركِإ هِم بِِيَإ لِبإ عَلَيإ وَأَجإ
هُمإ  وَمَا يعَِدُهُمُ  لَٓدِ وَعِدإ َوإ لِ وَٱلۡإ وَٓ َمإ فِ ٱلۡإ

طَٓنُ إِلَّ غُرُور ا )
 (٦٤ٱلشَّيإ

 

Dan perdayakanlah siapa saja 

di Antara mereka yang engkau 

(iblis) sanggup dengan suaramu 

(yang memukau), kerahkanlah 

pasukanmu terhadap mereka, 

yang berkuda dan yang berjalan 

kaki, dan bersekutulah dengan 

mereka pada harta dan anak-

anak lalu beri janjilah kepada 

mereka.” Padahal setan itu 

hanya menjanjikan tipuan 

belaka kepada mereka. 

 

11.  
QS Fa>t}ir/35: 40 

 

ت  
فِريِنَ   يزَيِدُ   وَلَ   اْۖ إِلَّ مَقإ كَٓ رُهُمإ   ٱلإ   دُونِ   كُفإ
ضِ   مِنَ   خَلَقُواْ   مَاذَا  أرَُونِ   ٱللََِّّ  َرإ   لََمُإ   أمَإ   ٱلۡإ

كٌ  وَٓتِ   فِ   شِرإ نَٓهُمإ   أمَإ   ٱلسَّمَٓ بٌ   ءَاتَ ي إ  فَ هُمإ   اكِتَٓ
هُ    بَ يِ نَتٍ   عَلَىٓ   ٱلظَّٓلِمُونَ   يعَِدُ   إِن  بَلإ   مِ نإ

ضُهُم ض ا بَ عإ  )٤٠ (إِلَّ غُرُور ا  بَ عإ
Katakanlah, “Terangkanlah 

olehmu tentang sekutu-

sekutumu yang kamu seru 
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selain Allah.  perlihatkanlah 

kepada-Ku bagian manakah 

dari bumi ini yang telah mereka 

ciptakan ataukah mereka 

mempunyai peran serta dalam 

(penciptaan) langit atau adakah 

kami memberikan Kitab 

kepada mereka sehingga 

mereka mendapat keterangan-

keterangan yang jelas darinya? 

Sebenarnya orang-orang zalim 

itu, sebagian mereka hanya 

menjanjikan tipuan belaka 

kepada sebagian yang lain. 

 بِغُرُورِ 

12.  QS al-A’ra>f/7 : 22 

هُمَا بِغُرُورِ     بَدَتإ   ٱلشَّجَرَةَ   ذَاقاَ  فَ لَمَّا  فَدَلَّى ٓ
تُۡمَُا  لََمَُا ءَٓ صِفَانِ   وَطَفِقَا  سَوإ هِمَا   يَُإ   عَلَيإ
نََّةِْۖ   وَرَقِ   مِن هُمَا  ٱلۡإ مَُاأ   وَنَدَى ٓ َكُمَا   ألَإَ   رَبُّ 

  أَنَإ
كُمَا  عَن  إِنَّ   لَّكُمَاأ   وَأقَُل  ٱلشَّجَرَةِ   تلِإ

طَٓنَ   (٢٢)م بِيٌ  ا عَدُو  لَكُمَ  ٱلشَّيإ
‘Dia (setan) membujuk mereka 

dengan tipu daya. Ketika 

mereka mencicipi (buah) pohon 

itu, tampaklah oleh mereka 

auratnya, maka mulailah 

mereka menutupinya dengan 

daun-daun surga. Tuhan 

menyeru mereka, “Bukankah 

Aku telah melarang kamu dari 

pohon itu dan aku telah 

mengatakan bahwa 

sesungguhnya setan adalah 

musuh yag nyata bagi kamu 

berdua? 

13.  QS al-Mulk/67: 20 

هُوَ جُندٌ  ذَا ٱلَّذِي   ينَصُركُُم  لَّكُمإ   أمََّنإ هَٓ
َٓنِ    دُونِ   مِ ن فِرُونَ   إِنِ   ٱلرَّحَإ كَٓ  فِ   إِلَّ   ٱلإ

  ) ٢٠  ( غُرُورٍ 
Atau siapakah yang akan 

menjadi bala tentara bagimu 

yang dapat membelamu selain 

Allah yang maha pengasih, 
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orang-orang kafir itu hanyalah 

dalam keadaan tertipu. 

 

 

b. Derivasi Ayat-Ayat Madaniyyah 

Tabel 1.3 Derivasi Ayat-ayat Madaniyyah 

Variasi No. Ayat/ surah 
Redaksi Ayat dan 

Terjemahnya 

 QS al-Anfa>l/8: 49  .1 غَرَّ 

فِ  وَٱلَّذِينَ  فِقُونَ  مُنَٓ ٱلإ يَ قُولُ  إِذإ 
دِينُ هُمإۗٓ   هأَٓؤُلَأءِ  غَرَّ  مَّرَضٌ  قُ لُوبُِِّم 

ٱللََِّّ فإَِنَّ ٱللَََّّ عَزيِزٌ  وَمَن يَ تَ وكََّلإ عَلَى  
 (٤٩)  حَكِيمٌ 

“(Ingatlah), ketika orang-

orang munafik dan orang-

orang yang ada penyakit di 

dalam hatinya berkata, 

“mereka itu (orang 

mukmin) ditipu 

agamanya.” (Allah 

berfirman), “Barang siapa 

bertawakkal kepada Allah 

Maha Perkasa, Maha 

Bijaksana”. 
 

  .2 غَرَّكُم
QS Al-H{adi>d/ 57: 14 

 

يُ نَادُونََمُإ ألَإَ نَكُن مَّعَكُمإْۖ قاَلُواْ بَ لَىٓ  
تُمإ  وَتَ رَبَّصإ أنَفُسَكُمإ  فَ تَنتُمإ  وَلَٓكِنَّكُمإ 
َمَانِ  حَتََّّٓ جَاأءَ  

كُمُ ٱلۡإ تُمإ وَغَرَّتإ تَ ب إ وَٱرإ
رُ ٱللََِّّ  غَرُورُ )أمَإ  (١٤وَغَرَّكُم بٱِللََِّّ ٱلإ

orang-orang munafik 

memanggil orag-orag 

mukmin, “bukankah kami 

dahulu bersama kamu?” 

mereka menjawab “Benar, 

tetapi kamu mencelakakan 

dirimu sendiri, dan kamu 
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hanya menunggu, 

meragukan (janji Allah) 

dan ditipu oleh angan-

angan kosong sampai 

datang ketetapan Allah 

dan penipu (setan) dating 

memperdaya kamu tentang 

Allah. 

 QS A<li ‘Imra>n/3: 24  .3 غَرَّهُمإ 

مُإ قاَلُواْ لَن تََسََّنَا ٱلنَّارُ إِلَّأ  لِكَ بِِنََّ ذَٓ
مٌ  تٍْۖ   اأَيََّّ دُودَٓ   دِينِهِم   فِ   وَغَرَّهُمإ   مَّعإ
تََوُنَ  كَانوُاْ   مَّا  ( ٢٤) يَ فإ

“Hal itu adalah karena 

mereka berkata, “Api 

mereka tidak akan 

menyentuh kami kecuali 

beberapa hari saja”. 

Mereka terperdaya dalam 

agama mereka oleh apa 

yang mereka ada-adakan”. 

كُمُ    .4 غَرَّتإ

QS al-H{adi>d/ 57: 14 

 

 

يُ نَادُونََمُإ ألَإَ نَكُن مَّعَكُمإْۖ قاَلُواْ بَ لَىٓ  
تُمإ  وَتَ رَبَّصإ أنَفُسَكُمإ  فَ تَنتُمإ  وَلَٓكِنَّكُمإ 
َمَانِ  حَتََّّٓ جَاأءَ  

كُمُ ٱلۡإ تُمإ وَغَرَّتإ تَ ب إ وَٱرإ
غَرُورُ  رُ ٱللََِّّ وَغَرَّكُم بٱِللََِّّ ٱلإ  (١٤)أمَإ

orang-orang munafik 

memanggil orag-orag 

mukmin, “bukankah kami 

dahulu bersama kamu?” 

mereka menjawab “Benar, 

tetapi kamu mencelakakan 

dirimu sendiri, dan kamu 

hanya menunggu, 

meragukan (janji Allah) 

dan ditipu oleh angan-

angan kosong sampai 

datang ketetapan Allah 

dan penipu (setan) dating 

memperdaya kamu tentang 

Allah. 
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  .5 يَ غُرَّنَّكَ 
QS A<li ‘Imra>n/3: 196 

  

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ   تَ قَل بُ  يَ غُرَّنَّكَ  لَ 
بِلَٓدِ )  ( ١٩٦ٱلإ

“Jangan sekali-kali kamu 

terperdaya oleh kegiatan 

orang-orang kafir (yang 

bergerak) di seluruh 

negeri” 

 

 ا غُرُورٌ 

6.  
QS al-Nisa>’/4: 120 

 

يعَِدُهُمُ   وَمَا  وَيُنَِ يهِمإْۖ  يعَِدُهُمإ 
طَٓنُ إِلَّ غُرُور ا . 

 (١٢٠)ٱلشَّيإ
 “(Setan itu) memberikan 

janji-janji kepada mereka 

dan membangkitkan 

angan-angan kosong pada 

mereka, padahal setan itu 

hanya menjanjikan tipuan 

belaka kepada mereka.” 

7.  
QS al-Ah{za>b/33 : 12 

 

فِ  وَٱلَّذِينَ  فِقُونَ  مُنَٓ ٱلإ يَ قُولُ  وَإِذإ 
مَّرَضٌ   ٱللََُّّ   وَعَدَنَ   مَّا  قُ لُوبُِِّم 

 (١٢)   اغُرُورٌ  إِلَّ  وَرَسُولهُۥُأ 
(Ingatlah) ketika orang-

orang munafik dan orang-

orang yang di hatinya 

terdapat penyakit berkata, 

“Apa yang dijanjikan 
Allah dan Rasul-Nya 
kepada kami hanyalah tipu 
daya belaka.” 

 

غَرُورُ   QS al-H{adi>d/ 57: 14  .8 ٱلإ

يُ نَادُونََمُإ ألَإَ نَكُن مَّعَكُمإْۖ قاَلُواْ بَ لَىٓ  
أنَفُسَكُمإ   فَ تَنتُمإ  تُمإ وَلَٓكِنَّكُمإ  وَتَ رَبَّصإ

َمَانِ  حَتََّّٓ جَاأءَ  
كُمُ ٱلۡإ تُمإ وَغَرَّتإ تَ ب إ وَٱرإ

غَرُورُ ) رُ ٱللََِّّ وَغَرَّكُم بٱِللََِّّ ٱلإ  (١٤أمَإ
orang-orang munafik 

memanggil orag-orag 

mukmin, “bukankah kami 

dahulu bersama kamu?” 
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mereka menjawab “Benar, 

tetapi kamu mencelakakan 

dirimu sendiri, dan kamu 

hanya menunggu, 

meragukan (janji Allah) 

dan ditipu oleh angan-

angan kosong sampai 

datang ketetapan Allah 

dan penipu (setan) dating 

memperdaya kamu tentang 

Allah.  

غُرُورِ    .9 ٱلإ

QS A<li ‘Imra>n/3: 185 

  

 

سٍ  نَ فإ اَ    ذَاأئقَِةُ   كُل   وَإِنََّّ تِۗٓ  مَوإ ٱلإ
فَمَن  مَةِْۖ  قِيَٓ ٱلإ مَ  يَ وإ أُجُوركَُمإ  نَ  تُ وَف َّوإ
نََّةَ فَ قَدإ  خِلَ ٱلۡإ زحَِ عَنِ ٱلنَّارِ وَأدُإ زُحإ
مَتَٓعُ   إِلَّ  يَاأ  ن إ ٱلد  يََ وٓةُ  ٱلْإ وَمَا  فاَزَۗٓ 

غُرُورِ   (١٨٥)ٱلإ
“Setiap yang bernyawa 

akan merasakan mati. Dan 

hanya pada hari kiamat 

sajalah diberikan dengan 

sempurna balasanmu. 

Barang dijauhkan dari 

neraka dan dimasukkan ke 

dalam surga, sungguh, dia 

memperoleh kemenangan. 

Kehidupan dunia hanyalah 

kesenagan yang 

memperdaya”. 

غُرُورِ   QS al-H{adi>d/ 57: 20  .10 ٱلإ

يَا لَعِب ن إ يََ وٓةُ ٱلد  اَ ٱلْإ لَمُوأاْ أنََّّ
  وَلََإوٌ   قٌ ٱعإ

نَكُمإ   وَتَ فَاخُرُُۢ   وَزيِنَةٌ    فِ   وَتَكَاثُ رٌ   بَ ي إ
لِ  وَٓ َمإ لَٓدِْۖ   ٱلۡإ َوإ ثٍ   كَمَثَلِ   وَٱلۡإ  غَيإ
جَبَ  كُفَّارَ   أَعإ  يَهِيجُ   ثَُّ   نَ بَاتهُُۥ  ٱلإ
فَر    فَتََىَٓهُ   وَفِ   اْۖ حُطَٓمٌ   يَكُونُ   ثَُّ   امُصإ
أ  فِرَةٌ   شَدِيدٌ   خِرَةِ عَذَابٌ ٱلۡإ  مِ نَ   وَمَغإ
   ٱللََِّّ 

 
نٌ وَٓ يََ وٓةُ   وَمَا  وَرِضإ يَاأ   ٱلْإ ن إ  إِلَّ   ٱلد 

غُرُورِ  مَتَٓعُ   )٢٠ ( ٱلإ
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Ketahuilah, sesungguhnya 

kehidupan dunia itu 

hanyalah permainan dan 

sendagurauan, perhiasan 

dan saling berbangga 

diantara kamu serta 

berlomba dalam kekayaan 

dan anak keturunan, 

seperti hujan yang tanam-

tanamannya 

mengagumkan para petani; 

kemudian (tanaman) itu 

menjadi kering dan kamu 

lihat warnanya kuning 

kemudian menjadi hancur. 

Dan di akhirat nanti ada 

azab yang keras dan 

ampunan dari Allah swt. 

Serta keridaan-Nya. Dan 

kehidupan dunia tidak lain 

hanyalah kesenangan yang 

palsu.  

 

Adapun ayat-ayat garu>r diatas, ditemukan ayat-ayat makiyah dan 

madaniyah, secara garis besar, ayat makiyah dan ayat madaniyah memiliki 

perbedaan. Adapun perbedaan secara umumnya ialah: 

Tanda-tanda surat Makkiyah secara umum yaitu surat-suratnya pendek-

pendek kemudian kandungannya berisi dakwah untuk bertauhid dan beribadah 

hanya kepada Allah swt. yang pokok keimanannya percaya dengan hari akhir, 

surga dan neraka serta mengajak manusia pada jalan lurus. Berakhlak karimah dan 

kebajikan, di dalamnya terdapat debat dengan orang musyrik dan menyalahkan 

pendirian mereka. Banyak terdapat lafaz sumpah dan setiap ayatnya dimulai 

dengan kata 26.يَّايهاالناس 

 

26Jalaluddin Rahmad, dkk, Belajar Mudah ‘Ulum Al Qur’an (Jakarta: Lentera Basritama, 

2002), h. 142. 
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Sebagaimana tanda-tanda  surat makiyyah, ayat-ayat garu>r banyak 

membahas mengenai peringatan kepada manusia untuk tidak terperdaya, ditipu 

oleh apapun itu, perihal kehidupan dunia, setan bahkan agama mereka serta 

mengingatkan akan azab Allah swt. benar adanya. Manusia apabila telah 

dilahirkan dan didewasakan, ia akan menerima pahala dan dosa, manusia harus 

mempertanggungjawabkan semua aktivitas yang dilakukan setelah ajal 

menjemput dan apabila mereka terjerumus oleh tipu daya dan tipuan maka mereka 

\akan menebus segalanya dan tidak adalagi pertolongan untuknya dan 

dijerumuskan kedalam neraka.  

Akhlak merupakan salah satu khazanah intelektual Muslim yang 

kehadirannya hingga saat ini dirasakan dan sangat diperlukan. Akhlak secara 

historis dan teologis tampil untuk mengawal dan memandu perjalanan umat Islam 

agar bisa selamat di dunia dan akhirat. Dengan demikian tidaklah berlebihan jika 

dikatakan bahwa misi utama dari kerasulan Muhammad saw. adalah untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia.27   

Di samping perbedaan tersebut, seruan ayat makkiyah lebih 

mengedepankan persoalan prinsip dasar kepercayaan (iman), penyampaian syari’at 

secara global. Salah satu contoh ayat makiyah terdapat dalam QS Fa>t}ir/35: 5. 

 
ْۖ
دَ ٱللََِّّ حَق  يَ  هَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعإ يََ وٓةُ  تَ غُرَّنَّكُمُ  فَلَا  يَأَٓ يَا ٱلْإ ن إ غَرُورُ  وَلَ  ٱلد   (٥) يَ غُرَّنَّكُم بٱِللََِّّ ٱلإ

Terjemahnya:  

Wahai manusia! Sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan 
dunia memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu, 
memperdayakan kamu tentang Allah.28 

Adapun ayat di atas berupa peringatan atau ancaman dari Allah swt. 

terhadap orang yang mendustakan Rasulullah saw. setelah dijelaskan kepada 

 

27St. Aisyah, Antara Akhlak Etika dan Moral (Cet. I; Alauddin University Press, 2014), h. 

3. 

28Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 435. 
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mereka petunjuk tentang kebenaran mengenai ucapan beliau bahwa sesungguhnya 

hari kebangkitan, pahala dan hukuman adalah sesuatu yang haq (benar). Untuk 

keselamatan disana hendaklah beriman dan beramal shalih selama di dunia ini. 

Jangan disangka bahwa dunia tempat yang kekal, dia hanya semata-mata tempat 

singgah dalam perjalanan. Sebab itu disuruhlah manusia hati-hati, jangan sampai 

tempat singgah dianggap sebagai tempat berhenti buat selamanya. Padahal 

perjalanan ini masih jauh lagi terusannya. Jangan sampai dunia ini memperdayakan 

kita, membujuk merayu kita.29 

Sedangkan tanda-tanda surat madaniyyah secara umum yaitu setiap surah 

yang di dalamnya mengandung izin untuk berperang atau keterangan tentang perang 

dan hukumnya. Berisi tentang waris, perdata, pidana, kemasyarakatan dan 

kenegaraan. Surah yang menyebutkan tentang orang-orang munafik kecuali surat al 

Ankabut karena termasuk surah makkiyah tetapi di dalamnya ada ayat yang 

menceritakan tentang munafik. Surat yang ada debat terhadap orang-orang Yahudi 

(ahli kitab). Selain itu surah-surah dan ayat-ayatnya yang panjang-panjang dengan 

mempergunakan ushul fiqh bahasa yang jelas, menjelaskan dalil tentang hakekat 

agama dan setiap ayat yang dimulai dengan lafaz 30.يَّايهاالذين أمنوا 

Sebagaimana tanda-tanda surat madaniyah, ayat-ayat garu>r banyak 

membahas mengenai peringatan untuk orang-orang mukmin agar tidak terperdaya 

oleh kata-kata orang munafik perihal dunia dan agama mereka. Adapun perbedaan 

dengan teks makiyyah dan teks madaniyyah dalam ayat-ayat garu>r yakni 

penyampaian lebih menekankan pada syari’at secara terperinci dan seruan tentang 

 

29Abu> ‘Adillah Muhammad bin Ahmad al-Ans}a>ri al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah{ka>m al-Qur’a>n,  
Juz 22, h. 5898. 

30Jalaluddin Rahmad, dkk, Belajar Mudah ‘Ulum Al Qur’an, h. 143. 
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pensyari’atan kaidah-kaidah jihad (perang). Firman Allah swt. dalam QS al-

Ah}za>b/33: 12 yang berbunyi: 

فِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ ق ُ  مُنَٓ  (١٢)  اغُرُورٌ   إِلَّ  وَرَسُولهُۥُأ  ٱللََُّّ  وَعَدَنَ  مَّا ٞ  لُوبُِِّم مَّرَض وَإِذإ يَ قُولُ ٱلإ
Terjemahnya:  

(Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya 
terdapat penyakit berkata, “Apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya 
kepada kami hanyalah tipu daya belaka.”31 

Ayat diatas menguraikan sikap kaum beriman yang diminta agar 

mengingat Allah swt. dan Rasul-Nya dimana ketika orang-orang munafik 

menyembunyikan kekufuran mereka walau lidah mereka mengakui keesaan Allah 

swt. dan kerasulan Nabi Muhammad saw. dan orang-orang yang di dalam hati 

mereka ada penyakit yakni orang-orang yang selama ini masih diliputi keraguan 

bahwa: "Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu 

daya”. Adapun pada kata  ُُوَرَسُوله ُ  yakni orang-orang munafik tidak percaya وَعَدَنَ اللَّٓ 

akan janji Allah swt. dan Rasul-Nya sebagaimana QS al-Ah}za>b/33: 12 

membicarakan kaum munafik dan orang-orang yang lemah Imannya dalam 

menghadapi situasi perang. Namun, pada munasabah QS al-Ah{za>b/33: 22 

menguraikan sikap orang-orang yang mantap Imannya, yang percaya bahwasanya 

Iman harus diuji dengan aneka cobaan. “dan Maha benarlah” yakni terbuktilah 

dengan sangat jelas firman Allah dan janji-Nya dan begitu juga terbukti ucapan 

Rasul-Nya. Dan yang demikian itu yakni apa yang mereka alami itu tidaklah 

menambah kepada mereka kecuali iman dan penyerahan diri.32 

 Olehnya dapat disimpulkan bahwasanya ayat makiyyah ini bersifat 

universal, ayatnya mengandung tentang prinsip/nilai Tauhid, kemaslahatan, 

kemanusiaan, kelestarian alam, keadilan dan kebijakan universal lainnya dan 

 

31Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 420.  

32M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, jilid 11, 

h. 232-247.  
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berlaku untuk seluruh manusia, seluruh belahan bumi dan seluruh masa. Sedangkan 

ayat madaniyah ini konteks sosial jazirah Arab/ masyarakat Arab.   

2. Bentuk-Bentuk Derivasi Ayat-ayat Garu>r 

Setalah mengetahui ayat-ayat garu>r, maka ditemukan 13 derivasi kata garu>r 

yakni:  َّغَر QS al-Anfa>l/8: 49,  َغَرَّك QS al-Infit}a>r/ 82: 6,  ْغَرَّكُم QS al-H{adi>d/57: 14,  غَرَّهُمإ QS 

A<li ‘Imra>n/3: 24,  ُكُم مُُ  ,QS al-Ja>s}iyah/45: 35 dan QS al-H{adi>d/57: 14غَرَّتإ -QS al غَرَّتۡإ

An’a>m/6: 70 QS al-An’a>m/6 : 130 dan QS al-A’ra>f/ 7: 51,  َك رُرإ  يَ غُرَّنَّكَ  ,QS Ga>fir/ 40: 4 يَ غإ
QS A<li ‘Imra>n/3: 196,  ُتَ غُرَّنَّكُم QS Luqma>n/31: 33 dan QS Fa>t}ir/35: 5,  ْيَ غُرَّنَّكُم QS Luqma>n/ 

31: 33 dan QS Fa>t}ir/35: 5, غُرُور ا QS al-Nisa’ >/ 4: 120, QS al-An’a>m/6: 112, QS al-Isra>’/17:  

64, QS Fa>t}ir/35: 40, QS al-Mulk/67: 20,  ُغَرُور  QS Luqma>n/ 31: 33, QS Fa>t}ir/35: 5 dan QS ٱلإ

al-Ha}did/ 57: 14,  ِغُرُور  QS A<li ‘Imra>n/3: 185, QS al-A’ra>f/7 : 22, QS al-H{adi>d/ 57: 20 dan ٱلإ

QS al-Mulk/67: 20. 

a. Fi’il Ma>d}i> 

Garu>r dengan bentuk kata kerja fi’il ma>d}i> (menunjukkan masa lampau) 

disebutkan sebanyak 9 kali; dalam QS Al-Anfa>l/8: 49, QS al-Infit}a>r/82: 6, QS al-H{adi>d 

/57: 14 (2 kali), QS A<li ‘Imra >n/3: 24, QS al-Ja>s}iyah/ 45: 35, QS al-An’a>m/6: 70 QS al-

An’a>m/6 : 130 dan QS al-A’ra>f/7: 51, QS Ga>fir/40: 4. 

4 kali disebutkan dalam bentuk mufrad mudzakkar (yang tidak memiliki 

tambahan), 5 kali disebutkan dalam bentuk mufrad muannas (memiliki tambahan 

ta>’marbu>t}a), 

 غَرَّ  .1
Kata  َّغَر termasuk fi’il yang merupakan fi’il asli tanpa tambahan (mutlak). 

Kata  َّغَرmemiliki beberapa kata seperti غَرَرْتُ  yang disebutkan dalam sebuah kalimat  غَرَرَ   
 yang diartikan sebagai aku telah menipunya dan aku mendapatkan apa yang فُلَان  

aku mau darinya. Kata  ُالْغِرَّة artinya adalah kelalaian terhadap kesadaran sedangkan 

kata  ُالْغِراَر artinya kelalaian disertai dengan tidur kecil. Asal kata tersebut adalah   الْغُر 
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artinya hal yang menonjol pada sesuatu, contohnya seperti kalimat  ِغُرَّةُالفَرَس artinya 

bagian putih yang ada pada jidat kuda atau seperti kalimat  ِغِراَرُ السَّيْف artinya pada 

pedang. Kalimat ( ِغَر  الث  وْب) artinya lipatan baju atau kain. Disebutkan juga dalam 

dalam sebuah kalimat ( ٍأَطْوهِِ عَلَ غَرَّة) artinya lenturkan lipatannya. Kalimat (غَرَّهُ كَذَا) 
artinya lipatkan seperti ini, seolah ia melenturkan lipatannya.33 Sebagaimana dalam QS 

al-Anfa>l/8: 49. 

 غَرَّكَ  .2
Kata  َغَرَّك termasuk fi’il yang bersambung dengan d}ami>r  َك yang bersandar 

pada fi’il ma>d}i>  َّغَر. Dimana d}ami>r  َك menunujukkan orang kedua  ( طَب مُخَا   ) yang 

berfungsi sebagai objek dari subjek  َما (Istifha>m), dalam QS al-Infit}a>r/ 82: 6 Kata 

رَّكَ غ ََ  pada ayat di atas terambil dari kata garara yakni memandang baik perbuatan 

yang buruk atau merasa bahwa kesalahan akan terampuni. 

مْ غَرَّكُ  .3  
Kata  ْغَرَّكُم termasuk fi’il yang bersambung dengan d}ami>r  ْكُم yang bersandar 

pada fi’il ma>d}i>  َّغَر.Dimana d}ami>r  ْكُم menunujukkan orang kedua  ( طَب  yang (مَُُا 

berfungsi sebagai objek dari subjek  ُغَرُور  .ٱلإ
 غَرَّهُمإ  .4

Kata  غَرَّهُمإ termasuk fi’il yang bersambung d}ami>r  ْهُم yang bersandar pada fi’il 

ma>d}i>  َّغَر menunjukkan orang ketiga (gaib) yang berfungsi sebagai objek dari subjek 

 garrahum diartikan sebagai penipuan غَرَّهُمإ  Dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 24 Kata .دِينِهِمْ 

yang dikemas dalam nasihat, atau pemberian harapan yang menyangkut sesuatu 

yang mustahil. 

 

 

 

 

33Al-Ra>gib al-As{faha>ni>, Mufrada>t Alfa>z{ al-Qur’a>n, tahqi>q S{afwa>n ‘Adna>n Da>wu>di >, h. 771. 
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كُمُ  .5  غَرَّتإ
Kata  ُكُم مُ كُ  termasuk fi’il yang bersambung dengan d}ami>r غَرَّتإ  yang 

bersandar pada fi’il ma>di>   ْ(مَاضِ مُفْرَدْ مُوَنَث ) فِعْلُ غَرَّت. Dimana d}ami>r  ُكُم disebutkan 

sebanyak 2 kali yang menunjukkan orang kedua ( مَُُا طَب) yang berfungsi sebagai 

objek dari subjek   يَا ن إ يََ وٓةُ ٱلد  َمَانِ  ٱ dan ٱلْإ
لۡإ .  

مُُ  .6  غَرَّتۡإ
Kata  ُُم  yang bersandar همْ  termasuk fi’il yang bersambung dengan d}amir غَرَّتۡإ

pada fi’il ma>d}i>  disebutkan sebanyak 3 همْ  Dimana d}amir.  )فِعْلُ مَاضِ مُفْرَدْ مُوَنَث( غَرَّتْ 

kali yang yang menunjukkan pada orang ketiga (gaib) yang berfungsi sebagai objek 

dari subjek   يَا ن إ يََ وٓةُ ٱلد   /QS al-An’a>m/6: 70 QS al-An’a>m/6: 130 dan QS al-A’ra>f .ٱلْإ

7: 51. 

b. Fi’il Mud{a>ri>’ 

Garu>r dengan bentuk kata kerja fi’il mud{a>ri’ (kata kerja yang menunjukkan 

masa sekarang dan yang akan datang) disebutkan sebanyak 4 kali dalam QS A<li 

‘Imra>n/3: 196, QS Luqma>n/31: 33 ( هو و انت) dan QS Fa>t}ir/35: 5 (2 kali). 

كَ  .1 رُرإ  يَ غإ
Kata  َك رُرإ  di dahului dengan (lam nahi) dan di jazam oleh lam nahi yang يَ غإ

menunjukkan orang ketiga (gaib), objeknya yakni  َك (Muhammad) dan subjek 

بِلَٓد   .Sebagaimana dalam QS Ga>fir/40: 4 .تَ قَل بُ هُمإ فِ ٱلإ

 يَ غُرَّنَّكَ  .2
Kata  َيَ غُرَّنَّك termasuk fi’il yang bersambung dengan nun tauqid tsaqila (berat) 

dan di dahului oleh ل (lam nahi) larangan, dimana ل (lam nahi) pada kata  َيَ غُرَّنَّك 
tidak memiliki kedudukan karna i’rabnya hanya sebuah tambahan yang berd}ami>r 

تَُّ انَْ   yang menunjukkan orang kedua ( مَُُا طَب).  Dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 196 terdapat 

kata  َيَ غُرَّنَّك  janganlah kamu sekali-kali tertipu dan terperdaya oleh keadaan لَ 

lahiriah mereka yang seolah-olah tanpa kendala dan cobaan. 
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 تَ غُرَّنَّكُمُ  .3
Kata  ُتَ غُرَّنَّكُم termasuk yang berd}amir  َهِي di sebutkan 2 kali dimana  ْكم 

sebagai objek dari subjek   يَا ن إ يََ وٓةُ ٱلد   تَ غُرَّنَّكُمُ  .yang menunjukkan orang ketiga (gaib) .ٱلْإ
dalam QS Luqma>n/31: 33 dan QS Fa>t}ir/35: 5 yakni taghurranakum ( ُتَ غُرَّنَّكُم) 
mendahului kata al-haydt ad-dunyaa  demikian juga   ketika berbicara   (الْياةالدنيا)  

tentang usaha pemerdayaan setan. Hal ini bertujuan menekan adanya pemerdayaan 

itu. Bahkan penekanan itu dipertegas lagi dengan mengulangi kata 

memperdayakan. 

 يَ غُرَّنَّكُمُ  .4
Kata  ُتَ غُرَّنَّكُم termasuk yang berd}ami>r  َهِي di sebutkan 2 kali dimana  ْكم 

sebagai objek dari subjek   يَا ن إ ٱلد  يََ وٓةُ   .yang menunjukkan orang ketiga (gaib) .ٱلْإ

Sebagaimana dalam QS Luqma>n/ 31: 33 dan QS Fa>t}ir/35: 5. 

c. Isi>m Mas}da>r 

Garu>r dalam bentuk isi>m mas}da>r sebanyak 12 kali dengan berbagai posisi 

dalam struktur kalimat (i’rabnya). 

 غُرُور ا  .1
Kata  غُرُورًا berasal dari akar kata garra yagurru garran atau gururan, 

kedudukannya sebagai maf ulun li ajli atau mustasna illa (adanya illa), tidak 

menggunakan alif lam atau dalam bentuk nakirah.  

غَرُورُ  .2  ٱلإ
Kata  ُغَرُور  kedudukannya sebagai fa>’il dari fi’il mud}a>ri’ shahih yang ٱلإ

bersambung dengan nun tawqi>d, memakai alif lam atau makrifah. 

غُرُورِ  .3  ٱلإ
Kata  ُُورِ ٱلۡغر  kedudukannya dimana kedudukan QS A<li ‘Imra >n/3: 185 dan 

QS al-H{adi>d/57: 20 sebagai mudaf mudafun ilaihi yang disandarkan kata  ُمَتَٓع. 
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Kedudukannya QS al-A’ra>f/7: 22 majru>r bil ba>, sedangkan QS al-Mulk/67: 20 majru>r 

ke fi’il.  

Kata garu>r dan derivasinya dalam Al-Qur’an muncul dalam tiga kata jadian 

(istiqa>q) yaitu, Fi’il Ma>di> dari asal kata غر adalah bentuk muzakkar sedangkan غرت 

adalah bentuk muannas yang berarti memperdayakan. تغرن Fi’il muda>ri>  li al-

tawki>d  (penegasan), يغررك Fi’il Muda>ri> lil da>mi>r yang berarti ia sedang 

memperdayakan. لغرورا  adalah isi>m mas}dar berarti tipuan. Garu>r dari segi bahasa 

adalah tipuan atau ketidakberdayaan. 
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BAB III 

WUJUD GARU<R DALAM AL-QUR’AN 

 

A. Sebab-Sebab Terjadinya Garu>r 

Adapun sebab-sebab terjadinya garu>r disebabkan oleh perbuatan setan yang 

memperdaya manusia sehingga manusia yang lemah Iman-Nya terlena akan tipuan 

setan, sebagaimana ayat-ayat garu>r bahwasanya terdapat 4 hal yang membuat 

manusia terperdaya, yakni:  

1. Alhaya>tundunya> 

  Kata يَا ن ح يََ وٰةُ ٱلدُّ  Alhaya>tundunya> pada ayat-ayat garu>r disebutkan sebanyak ٱلۡح

12 kali dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 185, QS al-An’a>m/6: 70, QS al-An’a>m/6: 130, QS 

al-A’ra>f/ 7: 51, QS al-Ja>s}iyah/45: 35, QS Luqma>n/ 31: 33 (3 kali), QS Fa>t}ir/35: 5 

(3 kali), QS al-H{adi>d/ 57: 20. Adapun kata نۡيَا  tersebut terbagi 2 yakni h}ayah ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ

dan dunya>. Kata h}aya>h secara etimologis memiliki dua arti yakni pertama, 

“kehidupan” lawan dari kematian. Kedua, “rasa malu” yang diungkapkan dengan 

bentuk h}aya>. Kedua arti tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan karena malu 

dengan hidup dapat dipisahkan karena setiap yang hidup pasti memiliki rasa malu.1 

Al-Ra>gib al-As}faha>ni> mengatakan bahwa kata h}aya>h digunakan Al-Qur’an 

untuk menggambarkan arti-arti sebagai berikut: 

a) Potensi berkembang yang ada pada nabati dan hewani, seperti di dalam QS al-

Anbiya>’/21: 30. 

b) Potensi merasa seperti yang dimiliki hewan seperti dalam QS Fa>tir/35: 22. 

c) Potensi berfikir seperti dalam QS al-An’a>m/6: 122. 

d) Ibarat hilangnya kegelapan atau timbulnya terang seperti dalam QS Al-

Baqarah/2: 154 

 

1M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Quran Kajian Kosa Kata (Jakarta: Lentera Hati, 

2007), h. 306. 
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e) Kehidupan akhirat yang bersifat abadai seperti dalam QS al-Anfa>l/8: 24. 

f) Sifat Allah swt. yaitu Allah Maha hidup dan tidak akan mati, lagi pemberi 

hidup. Sifat “hidup” ini hanya dimiliki Allah dan tidak dapat disamakan 

dengan hidup yang di miliki manusia seperti dalam QS al-Baqarah/2: 255.2 

Dari sisi lain, kata ḥ}ayāh digunakan Al-Qur’an untuk arti hidup di dunia 

dan hidup di akhirat, misalnya pada QS Yūnus/10: 64. Kesemua ayat yang 

menyebut kata ḥ}ayāh dengan arti “hidup” menunjukkan bahwa kehidupan di dunia 

ini berisfat sementara, sedangkan hidup di akhirat bersifat abadi dan tempat 

mempertanggungjawabkan semua perbuatan ketika di dunia.3 

Kata kehidupan dengan menggunakan term ḥaya>h/ḥayyun beserta seluruh 

derivasinya dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 176 kali, di 49 surat dalam 154 

ayat. Ayat makiyah 35 surat sedangkan ayat madaniyyah 14 surat.4 

Sedangkan dunia dalam bahasa arab ialah dunya> yang asal katanya dana> 

yang artinya dekat dengan dzat,5 atau arti lainnya seperti rendah, hina atau sempit.6 

Adapun dalam kajian tasawuf adalah segala sesuatu yang paling dekat dengan jiwa 

rendah (nafs).7 Pada umumnya Al-Qur’an menggunakan frasa al-h{aya>h al-dunya> 

untuk menggantikan kata sederhana al-dunya>.8 

 

2Abu> al-Qāsim al-Ḥusaini al-Rāgib al-Aṣfahānī, Mufradāt Fī Garīb Al-Qur’an (Kairo: 

Maktabah al-Tawfīqiyyah, 2013), h. 144-145. 

3M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Quran Kajian Kosa Kata, h. 306. 

4Muḥammad Fu‘ād ‘Abd Al-Bāqī, al-Mu’jam Al-Mufaharas li Alfāẓ Al-Qur’an Al-Karīm, 

(Beirut: Da>r al-Fikr, 1607), h. 283-286. 

5Abu> al-Qāsim al-Ḥusaini al-Rāgib al-Aṣfahānī, Mufradāt Fī Garīb Al-Qur’an, h. 387. 

6Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 

h. 424. 

7Amiruddin Syah, Kunci Tasawuf (Jakarta: Institut Kajian Tasawuf), h. 68.  

8Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur’an 
(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1977), h. 88. 
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Kata dunia dengan menggunakan term dunyā beserta seluruh derivasinya 

dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 115 kali, di 39 surat dalam 108 ayat. Ayat 

makkiyyah 25 surat sedangkan ayat madaniyyah 14 surat.9 

Kehidupan dunia adalah keseimbangan antara kehidupan rohani dan 

jasmani, dunia dan akhirat, pribadi dan masyarakat. Hidup ini adalah jembatan 

atau kendaraan menuju akhirat, kehidupan di dunia sempit dan amat terbatas 

waktunya sedang kehidupan akhirat luas dan kekal abadi.10 

Ayat-ayat garu>r juga membahas sifat kehidupan dunia dalam Al-Qur’an 

yakni al-la’b, al-lahw, al-zīnah, al-fakhr dan al-ka£r. Sebagaimana dalam QS al-

H{adi>d/57: 20. 

يَا لَعِب    ن ح يََ وٰةُ ٱلدُّ اَ ٱلۡح لَمُوٓاْ أنَّم و    ٱعح
نَكُمح   وَتَ فَاخُرُ    وَزيِنَة    وَلََح جَبَ   فِ   وَتَكَاثُ ر    بَ ي ح ثٍ أَعح لَٰدِِۖ كَمَثَلِ غَيح َوح لِ وَٱلۡح وَٰ َمح ٱلۡح

فَر   كُفمارَ نَ بَاتهُُۥ ثُُم يهَِيجُ فَتََىَٰهُ مُصح ٓخِرَةِ   وَفِ   اِۖ حُطَٰم    يَكُونُ   ثُُم   اٱلح فِرَة    شَدِيد    عَذَاب    ٱلۡح    ٱللّمِ   مِ نَ   وَمَغح
 
ن  وَٰ  وَرِضح

يََ وٰةُ  وَمَا يَآ  ٱلۡح ن ح غُرُورِ  مَتَٰعُ  إِلّم  ٱلدُّ   )٢٠ ( ٱلح
Terjemahnya: 

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan 
sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga diantara kamu serta berlomba 
dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya 
mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan 
kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti 
ada azab yang keras dan ampunan dari Allah swt. Serta keridaan-Nya. Dan 
kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.11 

 

 

 

 

 

9Muḥammad Fu‘ād ‘Abd Al-Bāqī, al-Mu’jam Al-Mufaharas li Alfāẓ Al-Qur’an Al-Karīm, 

h. 322-324. 

10Fachruddin Hs, Ensiklopedia Al-Qur’an, jilid 2 (Cet. I; Jakarta: PT Rinneka Cipta), h. 

331. 

11Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 541. 
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Penjelasan masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Al-La’b 

Kata al-la’b berarti sesuatu perbuatan yang tidak untuk mendatangkan 

manfaat maupun menolak sesuatu yang mendatangkan bahaya. Kata al-la’b juga 

diidentikkan dengan perbuatan anak-anak kecil di mana mereka tenggelam dalam 

keasyikan permainan, sehingga dirasakan manis dan asyiknya permainan tersebut, 

terkadang dapat menghilangkan rasa lapar dalam beberapa saat, sekalipun pada 

hakikatnya tidak menentramkan hati. Perbuatan al-la’b ini dilakukan dalam 

keadaan sadar, namun taraf akal pelakunya dapat digolongkan pemikiran anak-

anak yang belum dapat membedakan baik dan buruk atau belum baligh, 

sebagaimana kebiasaan anak-anak yang cenderung kepada setiap mainan, masa 

berlangsungnya suatu permainan sebentar, sesuai dengan perkembangan jiwa dan 

usia mereka.12 

Kata al-la’b dengan derivasinya terulang dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali 

di 20 surat. Dari ke 20 kata al-la’b dengan berbagai bentuknya, yang menjadi 

perumpamaan kehidupan dunia ada empat kali, terdapat dalam QS al-An’ām/6: 32, 

QS al-Ankabūt/29: 64, QS Muhammad/47: 36 dan QS al-H{adīd/57: 20. Teks ayat 

yang menyebut kata al-al’b ini seperti QS al-H{adīd/ 57: 20.13 

Dalam QS al-H{{adīd kehidupan dunia dikatakan seperti al-la’b adalah 

karena manusia larut dalam kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara, 

mereka banyak menghabiskan waktu dalam ha-hal yang tidak bermanfaat, 

sehingga persoalan akhirat tidak lagi menjadi perhatian mereka. Dari beberapa 

bentukan dari kata al-la’b di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa kata al-

 

12Abu> al-Qa>sim al-H{usaini al-Ra>gib al-As{faha>ni>, Mufrada>t Fi> Gari>b Al-Qur’an, h. 416-

419. 

13Muḥammad Fu‘ād ‘Abd Al-Bāqī, al-Mu’jam Al-Mufaharas li Alfāẓ Al-Qur’an Al-
Karīm, h. 822. 
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la’b memiliki pengertian sesuatu yang berkonotasi sia-sia dan percuma. Maka 

khusus pada ayat yang menjadi perumpamaan dunia dalam bentukan kata di atas, 

dapat dipahami bahwa bila hidup tanpa mempedomani petunjuk Allah swt. dalam 

menjalani kehidupan di dunia, seperti enggan menggunakan kekayaan dunia di 

jalan Allah, mendustakan datangnya hari bangkit dan lain sebagainya, maka akan 

sia-sialah segala perbuatan dan amal dalam kehidupan tersebut, sehingga pantas 

kehidupan yang sia-sia itu dikatakan hanya bernilai seperti al- la’ib.14 

2) Al-Lahw 

Asal kata al-lahw ini adalah lahā berarti bermain-main dan berbuat 

sembarangan. Al-As{faha>ni menjelaskan bahwa al-lahw berarti sesuatu yang 

menyibukkan manusia tanpa ada tujuan dan kepentingan yang bermanfaat 

padanya, seperti dikatakan, “Aku bermain-main dengan ini sehingga aku terlupa 

dari yang lainnya”. Sementara Ibnu Manz{u>r menambahkan bahwa perbuatan al-

lahw tersebut dilakukan karena dorongan keinginan untuk bersenang-senang 

sehingga dalam kesenanganan tersebut lalai terhadap yang lainnya.15 

Penjabaran dari kata tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur’an dalam 

berbagai surat dan ayat. Kata al-lahw dengan derivasinya terulang sebanyak 16 

kali dalam 14 surat. Kehidupan dunia dikatakan seperti al-lahw dalam ayat al-

Hadīd/57: 20 adalah karena kehidupan akhirat jauh lebih baik bila dibanding dunia, 

sementara manusia lebih cenderung mencintai kehidupan dunia yang bersifat 

sementara. Diakhir ayat dikatakan kalau manusia memikirkan, tentu mereka akan 

memilih mana yang lebih baik dan kekal serta pantas untuk dibanggakan.16 

 

14M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, jilid 14, 

h. 40.  

15Abu> al-Qa>sim al-H{usaini al-Ra>gib al-As{faha>ni>, Mufrada>t Fi> Gari>b Al-Qur’an, h. 425-

426. 

16Muḥammad Fu‘ād ‘Abd Al-Bāqī, al-Mu’jam Al-Mufaharas li Alfāẓ Al-Qur’an Al-
Karīm, h.  
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Dalam ayat ini dikatakan kehidupan dunia seperti al-lahw, karena dalam 

konteks ayat membicarakan sikap manusia yang berlomba-lomba mencari 

kehidupan dunia. Sementara kehidupan akhirat yang kekal dan abadi serta pantas 

dibanggakan mereka lalaikan, maka kehidupan dunia yang bersifat sementara 

dikatakan seperti al-lahw. Dari ayat-ayat di atas ditemukan bahwa antara kata al-

la’b dan al-lahw terletak berdekatan dan beriringan.17 

Tafsir al-Qurt}ubi> menjelaskan bahwa yang dimaksud laib yakni segala apa 

yang diinginkan ketika di dunia, sedangkkan makna dari kata lahw adalah segala 

sesuatu yang dapat melalaikan seseorang dari urusan akhirat.18 

3) Al-zi>nah 

Kata al-zīnah bila ditinjau dari segi bahasa berarti indah segala sesuatu 

terlihat dalam pandangan manusia di dunia. Secara umum ada tiga macam bentuk 

al-zīnah atau perhiasan bagi manusia; pertama perhiasan yang terdapat dalam diri 

manusia, seperti ilmu dan keyakinan yang benar, kedua perhiasan pada fisik seperti 

kekuatan, tinggi badan dan lain sebagainya, ketiga perhiasan yang berada di luar 

diri, seperti harta benda dan kekayaan lainnya. 

Kata al-zīnah yang menjadi sifat kehidupan dunia ada satu kali dalam ayayt 

garu>r yang terdapat dalam QS al-H{{adīd/57: 20. Kata al-zīnah dalam ayat ini berarti 

manusia dalam kehidupan dunia berhias sepanjang waktu. Dan kehidupan dunia 

ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, sedangkan semua perhiasan itu 

tidak ada yang abadi dan juga tidak pantas dibanggakan. Al-zīnah yang dimaksud 

ialah perhiasan yang digunakan untuk menghias tubuh. Menghias di maksud bukan 

untuk taat kepada Allah swt. melainkan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang 

 

17M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, jilid 14, 

h. 40. 

18Abu> ‘Adillah Muh}ammad bin Ah{mad al-Ans}a>ri> al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah{ka>m al-Qur’a>n,  
Juz XIX (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), h. 63. 
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kafir yang menghias diri mereka dengan keduniaannya dan tidak melakukan 

apapun untuk kehidupan akhirat mereka nanti.19 

Dalam Al-Qur’an kata al-zīnah ada beberapa bentuk. Bentukan pertama 

dari kata al-zīnah berupa isim (zīnah), kata ini terulang sebanyak 19 kali dalam 12 

surat. Pada bentukan ini kata al-zīnah berarti perhiasan yang berupa materi, 

dimana manusia berusaha memperindah segala sesuatu yang kurang bagus 

sedangkan usaha memperindah itu tidak akan dapat mengembalikan sesuatu 

kepada bentuk dan kuantitas aslinya, seperti halnya manusia tua bila dihiasi akan 

kelihatan bagus, sementara pada hakikatnya ia telah lemah dan keropos, usia yang 

muda sudah menjadi tua, semua kejadian tersebut merupakan hukum alam yang 

akan berjalan menurut ketentuan pencipta.20 

Manusia sibuk dengan perbuatan al-zīnah selama hidup di dunia, sehingga 

melalaikan manusia dari menjalankan kewajiban yang mesti tunaikan kepada 

Allah swt. 

4) Fakhr 

Kata fakhr, fakhār dan, fikhira, fikhi>rā, berarti: menyombongkan diri, 

membanggakan diri serta mencari perhatian orang lain, dan diiringi dengan 

mencaci maki, seperti dikatakan fakhara ba’duhum ‘ala ba’di, berarti satu sama 

lain saling mencela. tafākhuru adalah membesarkan diri, dan takabur. Al-As{faha>ni> 

mengartikan dengan berbangga dengan sesuatu yang berada di luar diri manusia, 

seperti harta, kemewahan yang melimpah, dan sebagainya.21 

Kata fakhr dalam Al-Qur’an dengan derivasinya terulang sebanyak 6 kali, 

dalam 5 surat. Dengan bentuk fakhūr sebanyak tiga kali, bentuk fakhūr satu kali, 

 

19Abu> ‘Adillah Muh{ammad bin Ah}mad al-Ans}a>ri al-Qurt}ubi, al-Ja>mi‘ li Ah{ka>m al-Qur’a>n,  
Juz XIX, h. 64. 

20Muḥammad Fu‘ād ‘Abd Al-Bāqī, al-Mu’jam Al-Mufaharas li Alfāẓ Al-Qur’an Al-
Karīm,, h. 426. 

21Abī al-Qāsim al-Ḥusaini al-Rāgib al-Aṣfahānī, Mufradāt Fī Garīb Al-Qur’an, h. 33-34. 
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dengan bentuk tafākhur satu kali dan bentuk kaalfakhār satu kali. Fokus 

pemuatannya adalah surat al-Nisā’, Hūd, Luqma>n, dan al-Rah}mān masing-masing 

satu kali, surat al-Hadīd dua kali. Dari enam kali pemakaian kata tersebut di atas, 

satu kali berarti tembikar, yaitu dalam QS ar-Rahman/55: 14.22 

Kata tafa>khur yang berarti sifat kehidupan dunia terdapat dalam surat al-

H{adīd /57: 20. Dimana kata al-fakhr didahului dengan perintah Allah agar tunduk 

dan patuh kepada Allah swt. berbuat baik kepada kedua orang tua, serta orang yang 

disebutkan dalam ayat yang perlu mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi la-fakhr 

merupakan peringatan agar orang yang tersebut di atas tidak terlupakan. Dari 

penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sifat manusia dalam kehidupan 

di dunia ini cenderung membanggakan segala sesuatu yang dimiliki, terlepas dari 

nilai apakah ia beriman atau tidak. Namun bila manusia mau menyadari bahwa 

sifat berbangga tersebut tidak menguntungkan, maka tidak sewajarnya larut dalam 

kebanggaan dan sombong. 

Disimpulkan bahwa Fakhr yang dimaksud pada ayat ini ialah saling 

membanggakan diri satu dengan yang lainnya, yang dibanggakan bagi kaum pria 

ialah kekuatan dan bagi kaum wanita ialah kecantikannya. Serta membanggakan 

katurunan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab yakni 

membanggakan kakek nenek moyang mereka. Dan hal tersebutpun terjadi pada 

zaman modern ini. 

5) Ka£r 

Kata ka£r, yang berarti bermega-megah dan saling berlomba terhadap 

sesuatu. Kata ini terulang dalam Al-Qur’an sebanyak 3 kali dalam tiga surat yakni 

QS al-H{adīd, QS al-Takā£r dan QS al-Kau£r masing-masing satu kali. Namun satu 

kali dalam QS al-Kau£r yang dimaksud bukan bermegah-megah, tetapi adalah 

 

22Muḥammad Fu‘ād ‘Abd Al-Bāqī, al-Mu’jam Al-Mufharas li Alfāẓ Al-Qur’an Al-Karīm, 

h. 652. 
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kenikmatan khusus yang diberikan Allah kepada nabi Muhammad saw.  Adapun 

dalam QS al-H{adīd/57: 20 memaknai kata al-ka£r, yang berarti bermega-megah 

dan saling berlomba terhadap sesuatu. Ini adalah contoh yang dilakukan oleh 

orang-orang jahiliyah terdahulu, yaitu memamerkan harta dan keturunan mereka 

kepada orang lain berbeda dengan apa yang dipelihatkan oleh orang-orang yang 

beriman yaitu keimanan dan ketaatan.23 

Bahwasanya makna dari firman di atas adalah perumpaan dunia yang tidak 

hanya terjadi pada zaman Nabi tetapi terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. 

Adapun kata al-laib, al- lahw, al-zi>nah, fakhr dan ka£r adalah contoh-contoh 

kehidupan dunia yang tidak memiliki keabadian dan kefanaan. 

Penjelasan sifat dunia diatas menyebabkan manusia lalai terhadap Allah 

swt. karena kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Dalam upaya meraih 

kebahagiaan, sering kali kita keliru dalam membedakan mana kesenangan dan 

mana kebahagiaan. Hal ini mengakibatkan kita terjebak pada kesenangan yang 

tidak membawa pada kebahagiaan. Untuk itu kita harus dapat membedakan 

dengan baik antara kesenangan dan kebahagiaan. 

Kesenangan ialah Orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit cinta 

dunia, tidak menyakini bahwa kehidupan yang dijalaninya di dunia adalah 

sementara. Kenikmatan dan kesenangan yang dikejarnya di dunia tidak ada artinya 

setelah ia mati. Di akhirat kelak, keimanan dan kecintaan seseorang kepada Allah 

swt. yang menentukan ia layak di surga dari pada kecintaan terhadap dunia.24 

Penyakit terbesar yang melanda umat manusia adalah ketergila-gilaan 

terhadap dunia yang menyebabkan mereka larut dalam segala kenikmatannya. Jika 

 

23Abu> al-Qa>sim al-H{usaini al-Ra>gib al-As{faha>ni>, Mufrada>t Fi> Gari>b Al-Qur’an, h. 301-

304. 

24Perpustakaan Nasional RI, Ensiklopedi Tematis Al-Qur’ān. (Cet. II; Jakarta: PT. 

Kharisma Ilmu, 2006), h. 6. 
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kematian terlintas di benak hati mereka langsung berdebar, takut usianya segera 

berakhir. Orang yang tertimpa penyakit cinta dunia sebenarnya tidak meyakini 

bahwa kehidupan yang akan dijalaninya di akhirat adalah kehidupan abadi. Di 

akhirat manusia hidup kekal, baik kekal di surga maupun kekal di neraka.25 

 Kebahagiaan adalah tujuan setiap manusia di dunia ini. Tetapi, apakah 

kebahagiaan itu? Adapun pendapat Aristoteles membagi kebahagiaan itu menjadi 

lima bagian, yaitu: Pertama, kebahagiaan yang terdapat pada kondisi sehat badan 

dan kelembutan indrawi. Kedua, kebahagiaan karena mempunyai sahabat. Ketiga, 

kebahagiaan karena mempunyai nama baik dan termasyhur. Keempat, 

kebahagiaan karena sukses dalam berbagai hal. Kelima, kebahagiaan karena 

mempunyai pola pikir yang benar dan punya keyakinan yang mantap. Dengan 

tercapainya kelima hal ini, menurut Aristoteles barulah manusia akan mencapai 

bahagia yang sempurna.26 

Sedangkan menurut Cak Nur bahwa terdapat perbedaan antara 

kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Tidak selama mengejar salah satu akan dengan 

sendirinya menghasilkan yang lain. Dari tindakan dan perilaku manusia yang 

membawa dirinya kepada kebahagiaan atau kesengsaraan duniawi dan ukhrawi 

sekaligus. Beberapa nilai luhur seperti jujur, dapat dipercaya (amanah), kerja keras, 

tulus, tepat janji, hemat, dan lain-lain adalah perbuatan yang dipuji Allah swt. 

sebagai ciri-ciri orang yang beriman. Ciri tersebut akan membawa mereka pada 

kebahagiaan duniawi dan ukhrawi sekaligus, dengan kebahagiaan di akhirat yang 

jauh lebih besar.27 

 

 

25Franz Magnis-Suseno, Menjadi Manusia: Belajar dari Aristoteles (Yogyakarta: 

Kanisius, 2009), 4-7. 

26Franz Magnis-Suseno, Menjadi Manusia: Belajar dari Aristoteles, h. 4-7. 

27Nurcholish Madjid, Islam Universal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 273. 
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Dari pengertian di atas, setidaknya dapat dilihat dua kelompok manusia 

yakni: 

a. Kelompok yang meyakini materialisme, yang beranggapan bahwa harta 

duniawilah yang dapat mewujudkan kebahagiaan hidup, bagi mereka, berkat 

harta adalah dapat mengenyam segala kenikmatan duniawi, seperti makan, 

minum, tempat tinggal, pakaian, seks, dan berbagai perhiasan duniawi lainnya. 

b. Kelompok yang mempercayai makna spritual dari kehidupan dunia itu sendiri. 

Mereka adalah orang yang menghindari kehidupan duniawi sebagaimana 

diburu para pengikut materialisme. Kelompok ini menyadari bahwa kehidupan 

dunia adalah ladang akhirat.28 

6). Mata>’ Guru>r 

a. Mata>’  

Kata mata> berasal dari kata متوعا-يمتع-متع النبيذ .  bermakna anggur متع 

(minuman keras) yang sangat merah. متع الۡبل maknanya menjadi kuat. ماتع    جبل  
maksudnya tali yang baik pintalannya. Tali yang panjang disebut dengan متع .ماتع  

 bermakna baik dan مَتُّعَ  .maknanya seorang laki-laki yang sempurna (baik) الرجل

elok atau cantik. Dan dikatakan setiap yang baik maka dia elok atau cantik dan dia 

disebut dengan ماتع .Kata ماتع disetiap kata bermakna yang terbaik, baik dan 

bagus.29 

Hal tersebut telah jelas dan Allah swt. telah menjelaskan mengenai makna   

تَاعُ 
َ
التممْتِيْعُ  -الإسْتِمْتَاعُ -التَمَتُّعَ -الم  dalam kitabnya, apabila kamu berbeda pendapat 

maka kembalilah kepada petunjuk yang satu (Al-Qur’an). Al-Azhari> mengatakan: 

 

28Nurcholish Madjid, Islam Universal, 274. 

29Abu> al-Fad{l Jama>l al-Di>n Muh}ammad ibn Mukrim ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab,  (Cet. 

III; Beirut: Da>r S{a>dir, 1414 H), h. 427. 
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تَاعُ 
َ
 bermakna semua yang senang dengannya, baik dan bagus. Dan semua yang   الم

bersifat sementara adalah segala sesuatu yang ada di dunia.30 

Kata mata>’ disebutkan 31 kali dalam Al-Qur’an. Mata>’ dalam Al-Qur’an 

dikaitkan dengan beberapa kata, selain dihubungkan dengan kata guru>r, kata mata>’ 

juga dihubungkan dengan kata lain, diantaranya mata>’ bi al-ma’ru>f (QS Al-

Baqarah/2: 241), mata>’ qali>lun (QS A<li ‘Imra>n/3: 197), mata>’ zabadun (QS ar-

Ra’d/13: 17), mata>’ ila>hi>n (QS Al Baqarah/2: 36), mata>’ al-haya>h al-dunya> (QS A<li 

‘Imra>n/3: 14). Kata mata>’ yang dihubungkan dengan guru>r sebanyak 2 ayat.31 

Dari ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa mata>’ memiliki banyak arti 

diantaranya: pertama, bermakna mut’ah yaitu pemberian suami kepada istri yang 

diceraikan berupa sesuatu selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan atasnya, 

kedua, kesenangan yang menipu, menyebabkan manusia sibuk mengejar dunia dan 

lupa akan kehidupan akhirat, ketiga, bermakna kesenangan yang sementara atau 

singkat, keempat, bermakna sesuatu yang mudah hilang atau sirna. Kelima, 

bermakna kesenangan dengan batas waktu yang ditentukan. Keenam, bermakna 

kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kesenangan di akhirat. 

b. Guru>r  

Kata guru>r asal kata dari  َغَرَر timbangan  وَغِرمةً -وَغُرُوْراً-غَرما-يَ غُرُّ -غُرم menipu 

bermakna yang memperdayakan, dan menggoda atau membujuk. Semua yang di dunia 

adalah sesuatu yang sangat memperdaya atau menipu. Seandainya kata tersebut terdapat 

dalam suatu ucapan, maka ucapan itu tidak ada gunanya, karena telah diketahui bahwa 

setiap yang tertipu disebut   أنا غررمنك   مَغْرُوْر    dan tidak ada faedah pada  perkataan مَغْرُوْر   

“aku tertipu olehmu” disebu  مَغْرُوْر  (orang yang tertipu).32 

 

30Abu> al-Fad{l Jama>l al-Di>n Muh}ammad ibn Mukrim ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, h. 428. 

31Muḥammad Fu‘ād ‘Abd Al-Bāqī, al-Mu’jam Al-Mufharas li Alfāẓ Al-Qur’an Al-Karīm, 

h. 733-734. 

32Abu> al-Fad{l Jama>l al-Di>n Muh}ammad ibn Mukrim ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, h. 232. 
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Oleh karna itu jika melihat makna kedua kata tersebut, makna kata mata>’ 

adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang dapat dinikmati atau dimanfaatkan. 

Sedangkan makna dari kata guru>r adalah tipu daya atau menipu. Adapun makna 

mata>’ al-guru>r adalah segala sesuatu yang menyenangkan yang ada di dunia 

sehingga membuat manusia tertipu akan dunia yang fana dan melupakan 

kehidupan akhirat yang abadi. Pendapat para mufassir diantaranya Ibnu> Ka£ir, Al-

Qurt}ubi> serta Buya Hamka tentang mata>’ al-guru>r tidak terdapat perbedaan 

makna, mereka sepakat bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan fana, 

menipu siapa saja yang cenderung kepadanya. Sesungguhnya manusia yang tertipu 

oleh kehidupan dunia dan dibuatnya terkagum-kagum, sehingga meyakini 

bahwasanya tidak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, padahal hakikat 

dunia sangatlah hina dan sangat kecil dibandingkan dengan kehidupan akhirat. 

2. Di>nuhum 

Kata   دِينُ هُمح di>nuhum pada ayat-ayat garu>r disebutkan sebanyak 3 kali dalam 

QS A<li ‘Imra>n/3: 24, QS al-A’ra>f/7: 51 dan QS al-Anfa>l/8: 49. Agama yang 

dimaksud pada ayat-ayat garu>r ini ialah mengenai keimanan yang dimiliki setiap 

orang dalam memilih agama mereka sebagai petunjuk, beragama telah berakar 

dalam kehidupan manusia. Asumsi ini paling tidak diyakini keberadaannya oleh 

para pemeluk agama-agama, jika mengingat fakta secara historis, ditemukan 

bahwa sejak zaman pra-sejarah sampai sekarang. Ditemukan bahwa mayoritas 

manusia dari berbagai etnis, suku dan bangsa yang primitif maupun ardhi tetapi 

pada pembahasan ini mengenai penganut agama samawi. Ajaran dan konsep agama 

tentang Tuhan, masalah ibadah dan eskatologi membagikan hasrat untuk patuh, 

taat bahkan takut kepada sesuatu zat yang Maha Suci, Maha Berkuasa dan Maha 

Tinggi yang disebut sebagai Tuhan, Rabb dengan nama yang beraneka macam.33 

 

33Jirhanuddin, Perbandingan Agama; Pengantar Studi Memahami Agama-Agama 

(Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 5. 
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Agama menurut Harun Nasution ialah ikatan yang harus dipegang dan 

dipatuhi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar sekali terhadap kehidupan 

manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi 

daripada manusia. Satu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca 

indra.34 

Agama menghendaki kesaksian, komitmen dan keyakinan para 

pemeluknya akan adanya hubungan spiritual antara manusia sebagai hamba Tuhan 

dan Tuhan sebagai Zat Maha Kuasa yang telah menciptakan-Nya. Jika agama 

adalah ikatan, maka ikatan itu akan dikuiti oleh penganutnya yaitu manusia 

haruslah taat, mengabdi dan beribadah hanya karena, demi dan hanya Tuhan 

semata.35 Tetapi pada QS A<li ‘Imra>n/3: 24 terjadi pengingkaran terhadap agama. 

م   مُح قاَلوُاْ لَن تََسَمنَا ٱلنمارُ إِلّمٓ أَيَّم لِكَ بِِنَّم تٍِۖ  اذَٰ دُودَٰ تََوُنَ   كَانوُاْ   مما دِينِهِم  فِ  وَغَرمهُمح  ممعح    (٢٤) يَ فح
Terjemahnya: 

“Hal itu adalah karena mereka berkata, “Api mereka tidak akan menyentuh 
kami kecuali beberapa hari saja”. Mereka terperdaya dalam agama mereka 
oleh apa yang mereka ada-adakan”. 

Ibnu Ka£i>r dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini bersifat umum 

sebagai bentuk pengingkaran terhadap seluruh kaum Yahudi dan Nasrani yang 

tetap memengang teguh kedua kitab suci mereka yakni taurat dan injil di dalam 

prasangka-prasangka mereka. Namun, dalam kitabnya yakni taurat dan injil 

mereka diseru untuk melakukan ketaatan kepada Allah swt. dengan mengikuti 

Muhammad tetapi mereka berpaling dan merekapun menolak kebenaran keduanya. 

Dengan demikian itu merupakan puncak dari pencelaan terhadap mereka dan 

 

34Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid 1, h. 9-10. 

35Tarpin dan Khatimah, Agama katolik dan Yahudi; sejarah dan Ajaran (Cet. I; Daulat 

Riau, 2011), h. 3. 
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penghinaan dengan penyebutan terhadap mereka dengan penolakan dan 

kekufuran.36 

Keberanian mereka menentang kebenaran disebabkan oleh sikap mengada-

ada terhadap sesuatu berupa pengakuan terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka 

hanya akan di azab di Neraka selama tujuh hari saja dari setiap seribu tahun di 

dunia satu hari. Kemudian dengan prasangka tersebut mereka diteguhkan dalam 

agama mereka yang batil sehingga memperdaya diri sendiri dengan anggapan 

bahwa neraka tidak akan menyentuhnya karena dosa-dosa yang telah diperbuat, 

melainkan hanya beberapa hari saja yang dapat dihitung. Padahal mereka 

sendirilah yang mengada-ada atau mengarang hal itu. Sedang Allah tidak pernah 

berkata hal demikian.37 

Kemudian dalam QS al-A’ra>f/7: 51 menjelaskan mengenai penyebab 

manusia ingkar terhadap agama. 

و  
مُُ   اوَلَعِب    اٱلمذِينَ ٱتَّمَذُواْ دِينَ هُمح لََح يََ وٰةُ   وَغَرمتۡح يَا    ٱلۡح ن ح مَ   ٱلدُّ يَ وح هُمح   فٱَلح مِهِمح   لقَِاءَٓ   نَسُواْ   كَمَا  ننَسَى ٰ ذَا وَمَا كَانوُاْ   يَ وح هَٰ

حَدُونَ  بَِ   ) ٥١(يَٰتِنَا يََح

Terjemahnya: 

(Mereka adalah) orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai 
kelengahan dan permainan serta mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. 
Maka, pada hari ini (Kiamat), Kami melupakan mereka sebagaimana mereka 
dahulu melupakan pertemuan hari ini dan karena mereka selalu mengingkari 
ayat-ayat Kami.38 

Maksud kata و  
لََح  dalam firman-Nya menjadikan agama mereka   اوَلَعِب    ادِينَ هُمح 

kelengahan dan permainan, dipahami oleh sementara ulama dalam arti kebiasaan 

hidup mereka, dalam arti perhatian dan keseharian mereka adalah permainan. Ada 

 

36Ismail bin Umar bin Ka£ir al-Qursyi ad-Damasyqi, Luba>bu Tafsi>r Min Ibni Katsi>r, juz 3, 

h. 28.  

37Ismail bin Umar bin Ka£ir al-Qursyi ad-Damasyqi, Luba>bu Tafsi>r Min Ibni Katsi>r, juz 3, 

h. 29. 

38Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 157. 
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juga yang memahaminya dalam arti kepercayaan dan tata cara mereka 

berhubungan dengan Tuhan, yakni kegiatan beragama mereka berupa pesta-pora 

di hadapan berhala-berhala pada waktu-waktu tertentu, serta bersiul dan bertepuk 

tangan di hadapan Ka'bah. Penggalan ayat di atas dapat juga dipahami dalam arti 

keberagamaan mereka akibat mengikuti hawa nafsu, dipersamakan dengan 

permainan dan kelengahan. Mereka diajak untuk mengikuti agama yang benar, 

yang seharusnya mereka anut, tetapi mereka memutarbalikkannya karena 

mengikuti hawa nafsu.39Sifat orang-orang kafir dengan apa yang mereka jadikan 

perilaku selama di dunia, yaitu tindakan mereka menjadikan agama sebagai 

permainan belaka, serta tertipu oleh dunia, perhiasan dan kemewahan sehingga 

lupa akan amal untuk akhirat yang telah diperintahkan kepada mereka. 

3. Taqallubuh}um Filbila>di 

Kata  ِتَ قَلُّبُ هُمح فِى الْبِلَاد taqallubuh}um filbila>di pada ayat-ayat garu>r disebutkan 

sebanyak 2 kali dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 196 dan QS Ga>fir/40: 4. Adapun ayatnya 

QS A<li ‘Imra>n/3: 196 yakni: 

 (١٩٦)  فِى الْبِلَادِ لَّ يَ غُرمنمكَ تَ قَلُّبُ ٱلمذِينَ كَفَرُواْ 
Terjemahnya: 

 Jangan sekali-kalikamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang munafik yang 
bergerak diseluruh negeri.40 

Kata  َيَ غُرمنمك  janganlah kamu sekali-kali tertipu dan terperdaya oleh لَّ 

keadaan lahiriah mereka yang seolah-olah tanpa kendala dan cobaan.   َتَ قَلُّبُ ٱلمذِين
 aktivitas mereka di dalam berdagang dan bekerja mencari penghasilan di كَفَرُواْ 

dalam negeri.  

Ayat ini turun berkaitan dengan kaum musyrik kota Makkah yang memiliki 

kehidupan yang makmur, mereka sukses di dalam berdagang dan hidup bahagia, 

 

39M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam 
Kehidupan Masyarakat, jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 122. 

40Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77. 
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lalu ada sebagian kaum mukminin berkata, seperti yang kami lihat para musuh 

Allah swt itu hidup enak dan makmur, sedangkan kami binasa karena kelaparan 

dan kesulitan hidup. Lalu turunlah ayat ini.41 

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya janganlah kamu melihat 

kemakmuran, kebahagiaan dan kelapangan orang-orang kafir itu, karena dalam 

waktu yang tidak lama semua itu akan sirna dan musnah, kemudian mereka harus 

menanggung akibat perbuatan dan kesesatan mereka. Semua itu kami berikan 

dalam bentuk istidra>j. Kelancaran aktivitas yang berupa bisnis dan dagang mereka 

di dalam semua negeri hanyalah sebuah kesenangan yang sedikit saja bisa mereka 

nikmati di dunia, kemudian jahannamlah tempat kembali mereka dan seburuk-

buruk tempat kembali mereka adalah jahannam.42 Hal yang sama pula dipertegas 

oleh QS Ga>fir/40: 4 yakni: 

بِلَٰ  كَ تَ قَلُّبُ هُمح فِ ٱلح رُرح  (   ٤)دِ  مَا يََُٰدِلُ فِٓ ءَايَٰتِ ٱللّمِ إِلّم ٱلمذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَ غح
Terjemahnya:  

Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-
orang yang kafir. Karena itu janganlah engkau (Muhammad) tertipu oleh 
keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.43 

Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang pembantah ayat-ayat Tuhan tidak 

lain adalah orang-orang kafir, sebab orang yang beriman jangan sampai terpesona 

akan silau jika orang-orang semacam ini bersilang siur dalam negeri-negeri, karena 

kekuasaan sedang ada di tangan mereka. Kesombongan orang kafir tidak akan lam, 

bagaimanapun mereka bergerak, mengatur segala macam siasat, kekuasaan, 

kesempatan, penipuan dan mempertahankan kekuasaan dengan segala macam tipu 

 

41Jala>l al-Di>n al-Sayu>t{}{}i>, Luba>b al-Nuqu>l fi Asba>b al-Nuzu>l (Beirut: Da>r al-Fikr, 1401 H), 

h. 459. 

42Wahbah al-Zuh{ai>li>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh}aj, jilid 

11, (Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu’a>s}ir, 1991), h. 552. 

43Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 468. 
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daya jahat, tidaklah mereka akan sanggup menentang kekuatan alam dan 

kekuasaan pencipta.44 

Sebab turunnya ayat, Ibnu> Abi> Hatim meriwayatkan dari as-Suddi dari Abu> 

Malik berkenaan dengan firman Allah swt. Abu Malik berkata; “tidak ada yang 

memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang kafir. Ayat ini 

turun berkenaan dengan Al-Harits bin Qais as-Sahmi.45 

4. Wa’adana>lla>huwarasu>luhu 

Kata  ُُوَرَسُوله  ُ اللّٰ   Wa’adana>lla>huwarasu>luhu pada ayat-ayat garu>r وَعَدَنَا 

disebutkan sebanyak 1 kali dalam derivasi lafaz  ًاغُرُور . Sebagaimana dalam QS al-

Ah}za>b/33: 12 yang berbunyi: 

فِقُونَ وَٱلمذِينَ فِ قُ لُوبِِِم ممرَض   مُنَٰ
 ( ١٢)  ا غُرُور   إِلّم   وَرَسُولهُُۥٓ  ٱللّمُ  وَعَدَناَ  مما وَإِذح يَ قُولُ ٱلح

Terjemahnya:  
(Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya 
terdapat penyakit berkata, “Apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya 
kepada kami hanyalah tipu daya belaka.”46 

Ayat diatas menguraikan sikap kaum munafik dan kaum beriman yang 

diminta agar mengingat Allah dan Rasul dimana ketika orang-orang munafik 

menyembunyikan kekufuran mereka walau lidah mereka mengakui keesaan Allah 

swt. dan kerasulan Nabi Muhammad saw. dan orang-orang yang di dalam hati 

mereka ada penyakit yakni orang-orang yang selama ini masih diliputi keraguan 

bahwa: "Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu 

daya”. Adapun pada kata  ُُوَرَسُوله ُ  bahwa orang-orang munafik tidak percaya وَعَدَنَا اللّٰ 

akan janji Allah swt. dan Rasul-Nya dimana QS al-Ah}za>b/33: 12 membicarakan 

kaum munafik dan orang-orang yang lemah Imannya dalam menghadapi situasi 

perang. Namun, pada munasabah QS al-Ah{za>b/33: 22 menguraikan sikap orang-

 

44Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsi>r Al-Azhar, Juz V (Singapura: Pustaka 

Nasional, 1989), h. 6338. 

45Jala>l al-Di>n al-Sayu>t{}{}i>, Luba>b al-Nuqu>l fi Asba>b al-Nuzu>l, h. 459. 

46Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 420.  
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orang yang mantap Imannya, yang percaya bahwasanya Iman harus diuji dengan 

aneka cobaan. “dan Maha benarlah” yakni terbuktilah dengan sangat jelas firman 

Allah dan janji-Nya dan begitu juga terbukti ucapan Rasul-Nya. Dan yang 

demikian itu yakni apa yang mereka alami itu tidaklah menambah kepada mereka 

kecuali iman dan penyerahan diri.47 

Firman-Nya:  وَرَسُو  ُ ٱللّم لهُُ وَعَدَنَا   “inilah yang dijanjikan” Dalam kalimat ini 

terdapat al-ithnaab (memperpanjang kata-kata karena suatu maksud dan tujuan) 

dengan mengulang penyebutan nama Allah dan Rasul sebagai bentuk pengangunan 

dan pemuliaan.48 Dipahami oleh banyak ulama sebagai janji tentang kemenangan 

yang akan diperoleh kaum mukminin. Setahun sebelum terjadinya perang khandaq, 

turun firman Allah swt. QS al-Baqarah/2: 214.  

لِكُمِۖ ممسم  اْ مِن قَ بح تِكُم ممثَلُ ٱلمذِينَ خَلَوح
ح
نَمةَ وَلَمما يََ

خُلُواْ ٱلۡح تُمح أَن تَدح زلُِواْ  أمَح حَسِب ح سَاءُٓ وَٱلضمرماءُٓ وَزلُح
ح
بَأ هُمُ ٱلح ت ح

رَ ٱللّمِ قَريِب   ِ  أَلَّٓ إِنم نَصح رُ ٱللّم  )٢ ١ ٤ (حَتَّمٰ يَ قُولَ ٱلرمسُولُ وَٱلمذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتََّٰ نَصح
Terjemahnya:  

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang 
kepada kamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum 
kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta 
digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul 
dan orang-orang yang beriman bersamanya: kapankah dating pertolongan 
Allah? Ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.49 

Perang khandaq ini, memberikan gambaran pada ayat di atas, maka orang 

yang kuat imannya menyadari bahwa itulah ujian Allah swt. dan sebentar lagi 

kemenangan akan di capai. Thaba>thaba>’i memahami kata janji yang diucapkan 

 

47M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, jilid 11, 

h. 232-247.  

48Wahbah al-Zuh{ai>li>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh}aj, jilid 

11, h. 277-278. 

49Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 34. 
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kaum mukminin itu adalah suatu isyarat oleh ayat di atas ialah janji Allah swt. 

sedang janji Rasul saw. adalah janji tentang kemenangan.50 

Tafsi>r al-Muni>r karya Wahbah al-Zuhai>li> memberikan keterkaitan antara 

ayat sebelum dan sesudahnya. Dalam konteks ayatnya mengingatkan atas nikmat 

dan kebaikan Allah swt. kepada para hamba-Nya yang Mukmin dengan memberi 

mereka pertolongan dan kemenangan pada Perang Khandaq, ayat-ayat ini memuat 

lima topik. Pertama, deskripsi Perang Khandaq pada QS al-Ah}za>b/33: 9-11. Kedua, 

sikap orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi terhadap kaum Muslimin QS 

al-Ah}za>b/33: 12-21, Ketiga, sikap kaum Mukminin dalam hal pengorbanan, yaitu 

ayat QS al-Ah}za>b/33: 22-24. Keempat, kemenangan dan kejayaan kaum 

Mukminin, dan kekalahan kaum kafir QS al-Ah}za>b/33: 25. Kelima, memberi 

pelajaran dan hukuman terhadap Yahudi Bani Quraizhah QS al-Ah}za>b/33: 26-27.51 

B. Subjek Garu>r dalam Al-Qur’an 

Salah satu pelaku dari garu>r ialah setan. Kata طَٰنُ ٱ لشميح  pada ayat-ayat garu>r 

disebutkan sebanyak 7 kali dalam derivasi lafaz ًغُرُورا dan  ِغُرُور (tanpa Alif la>m) 

terdapat dalam QS al-Nisa>’/ 4: 120, QS al-An’a>m/6: 112, QS al-A’ra>f/7: 22, QS 

al-Isra>’/17: 64, QS Fa>t}ir/35: 40, QS al-Mulk/67: 20. 

Dalam Al-Qur’an, kata syait{a>n baik mengambil bentuk jamak maupun 

tunggal disebut sebanyak 87 kali dalam 36 surat.52  Para ulama berbeda pendapat 

tentang asal kata syait{a>n dalam dua pendapat. Pertama, kata syait{a>n berasal dari 

kata شطن yang berarti jauh, karena setan jauh dari kebenaran atau jauh dari rahmat 

 

50M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, jilid 11, 

h. 246-247. 

51Wahbah al-Zuh{ai>li>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh}aj, jilid 

11, h. 287. 

52Muḥammad Fu‘ād ‘Abd Al-Bāqī, al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfāẓ Al-Qur’an Al-Karīm,, 

h. 382-383.  
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Allah. Kedua; kata syait{a>n berasal dari kata     يشيط  -شاط yang berarti binasa dan 

terbakar.53 

Al-Qurt}ubi sepakat dengan pendapat yang pertama, yaitu bahwa kata setan 

berasal dari kata syat}ana yang berarti jauh dari kebaikan atau kebenaran. Setan 

disebut jauh dari kebenaran karena kesombongan dan kedurhakaannya kepada 

Allah swt. Dengan demikian setiap makhluk yang sombong dan durhaka baik dari 

kalangan jin dan manusia disebut dengan setan.54 

Di dalam Al-Qur’an, sebutan setan mempunyai beberapa pengertian. 

Namun pada dasarnya semua makna setan yang terkandung dalam Al-Qur’an 

adalah kembali kepada karakter atau sifat yang melekat pada diri seseorang, yaitu 

karakter buruk, jahat  atau kafir. Beberapa arti setan dalam Al-Qur’an tersebut, 

diantaranya adalah:55 

Pertama, setan berarti t}a>gūt yaitu segala sesuatu yang memalingkan dan 

menghalangi seseorang dari pengabdiannya kepada Allah dan rasul-Nya. Perkataan 

t}a>ghu>t ini jelas sekali berarti prinsip kejahatan dan kekafiran 

Kedua, setan berarti para pemimpin kejahatan atau kekafiran. Di dalam Al-

Qur’an orang yang menjadi tokoh jahat disebut setan. Bahkan mereka yang 

mengikutinya pun disebut juga setan. 

Ketiga, setan berarti setiap mahluk yang mempunyai karakter buruk yang 

menyebabkan manusia jauh dari kebenaran dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-

Nya. Yaitu kejahatan, kedurhakaan, kekufuran dan karakter buruk lainnya yang 

 

53Abu> al-Fad{l Jama>l al-Di>n Muhammad ibn Mukrim ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 7, h. 

122. 

54Abu> ‘Adillah Muhammad bin Ahmad al-Ansa>ri> al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah{ka>m al-Qur’a>n,  
Juz I (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), h. 90. 

55Uswatun Hasanah, Mengungkap Rahasia Setan dalam Al-Qur’an, Hermeneutik, Vol. 7, 

No.1, (2013): h. 5.  
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menyesatkan manusia. Setan dalam pengertian inilah yang disebut-sebut sebagai 

setan dari jenis iblis, jin dan manusia. 

1. Setan dari Jenis Iblis 

Kata iblis terambil dari kata berbahasa arab  .yang berarti putus asa  إبليس  

atau dari kata بلس yang berarti tiada kebaikannya. Disebut iblis karena ia terputus 

dari rahmat Allah. Sebelumnya ada yang menyebutnya dengan nama ‘Azāzil, 

artinya adalah yang hancur dan yang bersedih.56 

Ibnu Abbas berkata: Sesungguhnya sebelum iblis maksiat kepada Allah, ia 

termasuk bilangan malaikat yang bernama ‘Azāzil. Iblis termasuk penduduk bumi 

dan merupakan malaikat yang paling bersungguh-sungguh dan paling banyak 

ilmunya. Oleh karena itu ia punya kecenderungan untuk takabbur 

(menyombongkan diri). Dia pun termasuk makhluk hidup yang disebut dengan 

jin.57 

Iblis adalah mulanya adalah dari bangsa malaikat yang terdapat dari salah 

satu kabilah yang disebut dengan kabilah jin. Ketika itu iblis bertugas menjadi 

komando (pangatur) di antara langit dan bumi. Iblis adalah pemimpin para 

malaikat di langit dunia. Kemudian dia berbuat maksiat, ditawan oleh malaikat 

dibawa ke langit untuk diadili, maka Allah merubahnya menjadi setan yang 

dilaknat.58 Sebagaimana dalam QS T{a>ha>/20: 116 yakni: 

ئِٓكَةِ  مَلَٰ نَا للِح جُدُواْ لِۡٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ وَإِذح قُ لح ئِٓكَةِ ٱسح مَلَٰ نَا للِح لِيسَ أَبََٰ  وَإِذح قُ لح جُدُواْ لِۡٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلّمٓ إِبح إِلّمٓ    ٱسح
لِيسَ أَبََٰ     إِبح

 

56Abu> al-Fad{l Jama>l al-Di>n Muhammad ibn Mukrim ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 1, h. 

482. 

57Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi, Luba>bu Tafsi>r Min Ibni Katsi>r, jilid 

1 (Kairo: Muassasah Da>r al-Hila>l, 1414 H/ 1994 M), h, 82. 

58Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi, Luba>bu Tafsi>r Min Ibni Katsi>r, jilid 

1, h. 82. 
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Terjemahnya:  

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu 
kepada Adam! Lalu merekapun sujud kecuali iblis; dia menolak.59 

Setan dari jenis iblis tidak akan pernah berhenti menggoda manusia sampai 

hari kiamat, karena inilah misi hidup iblis semejak dikeluarkan dari surga. 

Sebagaimana dalam QS al-Isra>’/17:  64 yakni: 

وَ  لِ  وَٰ َمح ٱلۡح فِ  هُمح  وَشَاركِح وَرَجِلِكَ  لِكَ  بِِيَح هِم  عَلَيح لِبح  وَأَجح تِكَ  بِصَوح هُم  مِن ح تَ  تَطَعح ٱسح مَنِ  ززِح  تَ فح لَٰدِ  وَٱسح َوح ٱلۡح
طَٰنُ إِلّم غُرُوراً   هُمح  وَمَا يعَِدُهُمُ ٱلشميح  وَعِدح

Terjemahnya: 
Dan perdayakanlah siapa saja di Antara mereka yang engkau (iblis) sanggup 
dengan suaramu (yang memukau), kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, 
yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada 
harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka.” Padahal setan itu 
hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.60 

Penjelasan ayat diatas mengenai peringatan antara iblis dan Nabi Adam as. 

Wahai Rasulullah saw. ingatkanlah manusia tentang permusuhan iblis kepada Nabi 

Adam as. dan keturunannya. Itu adalah pemusuhan yang sangat lama sejak 

penciptaan Adam as. sebagaimana ayat 61 dimana ketika Allah swt. 

memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam as. dengan sujud sambutan, 

cinta dan penghormatan, bukan sujud penghambaan dan penundukkan. Namun 

iblis bersikap sombong dan tidak ingin sujud kepada Nabi Adam as. seraya berkata 

aku lebih baik dari padanya karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia 

diciptakan dari tanah. Sehingga pada ayat 62 setan bersumpah dan meminta untuk 

di biarkan hidup hingga hari kiamat akan menggoda seluruh keturunan Adam as. 

dan menyesatkan mereka semua. Kemudian Allah menjawab pada ayat 63 Allah 

swt. memenuhi permintaan iblis tersebut  َهُمح  قاَل مِن ح تبَِعَكَ  فَمَن  هَبح  ٱذح   maksudnya 

 

59Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 320. 

60Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 289.  



78 
 

lakukanlah apa yang kau inginkan untuk dirimu sendiri karena kamu telah di 

abaikan dan tidak diperdulikan. Siapa yang mengikutimu maka baginya neraka 

jahannam, tempat tinggal dan balasan bagi kalian semua. Balasan yang utuh dan 

tidak berkurang sama sekali.61 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abiddunya dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Syihab 

bahwa Iblis adalah bapak dari jin, sebagaimana Adam adalah bapak dari manusia. 

Adam adalah dari bangsa manusia yang merupakan asal usul manusia, sedangkan 

iblis adalah dari bangsa jin yang merupakan bapak moyang jin. 

2. Setan dari Jenis Jin 

Kata jin dalam Al-Qur’an berasal dari kata جن disebutkan sebanyak 39 kali 

dalam bentuk جان-جن dan 62.جتة Kata  جن(jin) berasal dari kata kerja  جَنم (janna) 

yang artinya menjadi gelap, menutupi, atau bersembunyi. Oleh karena itu bayi 

yang dikandung dalam perut ibu disebut janin, karena tertutup dari pandangan 

manusia.63Makna jin dalam QS al-An’a>m/6: 112 diartikan sebagai potensi negatif 

manusia, sedangkan malaikat adalah potensi positif yang mengarahkan manusia 

kea rah kebaikan, berbeda dengan jin atau setan.64 

Jin menurut para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pertama, bahwa 

sesungguhnya jin dan setan itu asalnya satu. Keduanya merupakan anak-anak iblis 

sebagaimana manusia semuanya merupakan anak-anak Adam. Di antara mereka 

ada yang mukmin dan ada juga yang kafir. Yang mukmin adalah jin yang taat 

kepada Allah sedangkan yang kafir adalah jin yang menentang perintah Allah dan 

 

61Wahbah al-Zuh{ai>li>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh}aj, jilid 

8, h. 125-128. 

62Muḥammad Fu‘ād ‘Abd Al-Bāqī, al-Mu’jam Al-Mufaharas li Alfāẓ Al-Qur’an Al-

Karīm, h. 179-180. 

63Abu> al-Fad{l Jama>l al-Di>n Muhammad ibn Mukrim ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 13, 

h. 90. 

64M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, jilid 4, h.  

255. 
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selalu berbuat maksiat yang disebut dengan setan. Yang berpendapat demikian 

adalah Imam Hasan al-Bashri. Kedua, menyatakan bahwa jin adalah anak 

keturunan jin juga. Mereka bukanlah setan. Di antara mereka ada yang mukmin 

dan ada pula yang kafir. Mereka makan, minum, menikah dan mati. Adapun setan, 

mereka adalah anak-anak iblis dan tidak mati kecuali bersamaan dengan matinya 

iblis pada hari kiamat, asal jin itu berbeda dengan asal setan. Pendapat ini 

dikemukakan oleh Ibnu Abbas.65Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah, setan adalah 

manusia dan jin yang durhaka, dan semua jin adalah anak-anak iblis.66  

Sebagaimana ayat-ayat garu>r, terdapat golongan jin dan manusia dijadikan 

musuh untuk menipu manusia yang beriman. Firman Allah swt. dalam QS al-

An’a>m/6: 112: 

نَا لِكُلِ  نَبٍِ  عَدُو  
لِكَ جَعَلح ِنسِ   شَيَٰطِيَ   اوكََذَٰ ِن ِ   ٱلإح

ضُهُمح   يوُحِي  وَٱلۡح ضٍ   إِلَٰ   بَ عح رُفَ   بَ عح لِ   خح قَوح   وَلَوح   ا  غُرُور    ٱلح
هُمح  فَ عَلُوهُِۖ  مَا رَبُّكَ  شَاءَٓ  تََوُنَ  وَمَا  فَذَرح    يَ فح

Terjemahnya: 

Dan demikianlah untuk setiap Nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari 
setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian 
yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu 
menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah 
mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan.67 

Adapun   نَا لِكُلِ  نَبٍِ  عَدُو
لِكَ جَعَلح يَٰطِيَ شَ   اوكََذَٰ  ini menegaskan suatu sunnatulla>h, 

yaitu bila seorang Nabi atau Rasul telah diutus Allah swt. sudah pasti bahwa ada 

musuh-musuhnya, yakni dari setan-setan dari jenis manusia dan jin. Musuh kasar  

dan musuh halus sebangsa jin yang tidak kelihatan. Dengan pangkal ayat yang 

berbunyi "Dan demikianlah," berarti bahwa Allah menjelaskan bahwa setiap Nabi 

 

65Abu> ‘Adillah Muhammad bin Ahmad al-Ansa>ri> al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah{ka>m al-Qur’a>n,  
Juz 19, h. 5.  

66Ibnu Taimiyyah, Majmu’ al-Fatāwā Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah, Juz. 15 (Kairo: 

An-Nahdhah al-Hadātsah, 1404 H), 7. 

67Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 142. 
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merupakan pelopor cita-cita yang menegakkan kebenaran, sudah sewajarnya 

mendapat musuh, mendapat penghalang dan penghambat.68 

Mujahid, Ikrimah, Qatadah dan Hasan al-bashri berkata, “ada setan dari 

kalangan jin dan adapula kalangann manusia yang memiliki tingkah laku atau 

perbuatan sama dengan setan yakni menganggu, menyakiti, menyakiti, 

menghalangi dan menghambat. Sebagian dari mereka saling membisikkan kepada 

sebagian yang lain.69 

Qatadah mengatakan Abu> Żar suatu hari melaksanakan shalat, lalu Nabi 

Muhammad saw. bersabda kepadanya: 

الِإنْسِ سَيَاطِيَْ  فَ قَالَ رَسُوْلُ اللّمِ صَلمى    تَ عَومذْ يََّ أَبَ ذَرِ  مِنْ شَيَا طِيِْ الإنَْسِ وَالِۡنِ  فَ قَالَ: أوََ إِنم مِنَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: نَ عَمْ   اللّم

Artinya: 

Berlindunglah wahai Abu> Żar dari setan manusia dan jin, Abu> Żar bertanya 
apakah ada setan dari golongan manusia? Rasulullah saw. bersabda, Ya.70 

Kemudian, Allah swt. menyebutkan dampak dari permusuhan setan yakni 

pertentangan mereka kepada dakwah dan hidayah Allah swt. dia berfirman يوُحِي  

ضُهُمح   sebagian dari mereka mengeluarkan perkataan indah yakni ucapan yang بَ عح

dibuat-buat sehingga membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi tertipu. 

Mereka terbuai dan condong kepadanya serta terpengaruh dengan bujukan setan 

untuk berbuat maksiat. Bisikan ialah sebuah isyarat dan ucapan yang cepat.   َرُف زُخح

 

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsi>r Al-Azhar, Juz 8, h. 2151. 

69Wahbah al-Zuh{ai>li>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh}aj, jilid 

4, h. 300. 

70Disebutkan oleh ath-Thabari dan Ibnu> Ka£ii>r kemudian Ibnu Kats}i>r mengatakan bahwa 

hadits ini munqathi' (terputus sanadnya) antara Qatadah dan Abu ©ar' Hadits ini diriwayatkan iuga 

dari jalan lain dari Abu> Żar (Tafsir ath-Thabari: Ylll / 5, Tafsir lbnu> Kats{i>r. ll / 766). 
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لِ  قَوح  adalah sesuatu yang bagian dalamnya berisi kebatilan, sedangkan bagian ٱلح

luarnya dihiasi keindahan yang menipu.71 

 Maksud dari kata  ًاغُرُور adalah untuk menipu dan memperdayakan manusia 

yang mendengarnya untuk memperdayakan manusia setan-setan dari jenis jin dan 

setan dari jenis manusia berupaya menipu manusia agar tidak beriman kepada nabi-

Nya, seseorang melemparkan kata-kata yang memperdayakan orang lain yang 

mendengarnya dengan niat untuk menyesatkannya daripada jalan Allah swt.72 

3. Setan dari Jenis Manusia 

Telah disebutkan sebelumnya dalam QS al-An’a>m/6: 112 bahwasanya 

terdapat golongan jin dan manusia dijadikan musuh untuk menipu manusia yang 

beriman, manusia yang di maksud ialah, orang-orang kafir, orang-orang munafik 

dan manusia yang berbuat maksiat. 

a. Kafir  

Kafir dalam Al-Qur’an mengandung arti menutupi. Kafir dalam Al-Qur’an 

terulang sebanyak 525 kali, meskipun tidak seluruhnya merujuk pada arti kafir secara 

istilah namun, semuanya dapat dirujukkan kepada makna kafir secara bahasa.  

Dalam buku konsep kufr dalam Al-Qur’an karya Harifuddin membagi kufr 

dalambeberapa term yang memiliki keterkaitan makna dengan kufr secara istilah tetapi 

berhubungan erat dengan arti kufr secara bahasa adalah: 

1. Kaffara-yukaffiru>-takfir yang berarti menghapuskan atau menghilangkan. 

2. Kaffarat yang berarti denda penebus dosa atau kesalah tertentu. 

3. Kafur yang pada dasarnya berarti kelopak yang menutupi buah. Tetapi, dalam Al-

Qur’an hanya muncul satu kali pada QS al-Insa>n/76: 5 yang diartikan 

 

71Wahbah al-Zuh{ai>li>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh}aj, jilid 

4, h. 301. 

72Abu> ‘Adillah Muhammad bin Ahmad al-Ans}a>ri> al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah{ka>m al-Qur’a>n,  
Juz 3, h. 266. 
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sebagai nama mata air di surga yang airnya putih, baunya sedap dan enak 

rasanya. 

4. Kuffar bentuk plural dari kafir yang terdapat dalam QS al-H{adi>d/57: 20 

yang secara kontekstual diartikan sebagai petani-petani.73 

ذَا ٱلمذِي هُوَ جُند   َٰنِ   دُونِ  مِ ن ينَصُركُُم  لمكُمح  أمَمنح هَٰ فِرُونَ  إِنِ  ٱلرمحح كَٰ     غُرُورٍ  فِ  إِلّم  ٱلح
Terjemahnya: 

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat 
membelamu selain Allah yang maha pengasih, orang-orang kafir itu 
hanyalah dalam keadaan tertipu.74 

Ayat ini menjawab atas orang-orang kafir yang terhalang dari keimanan. 

Dalam dugaan dan keyakinan mereka yang salah, mereka bertopang pada kekuatan 

dari pihak lawan dan pembantu-pembantunya, sembari memberi tahu mereka 

bahwasanya tidak ada penolong bagi mereka selain Allah swt.  

b. Munafik 

Munafik asal kata dari kata al-nifa>q yang akar katanya nu>n, fa> dan qa>f. kata 

tersebut mengandung dua makna yaitu, pertama, terputusnya sesuatu dan kedua 

menyembunyikan, menyembunyikan sesuatu yang nampak dan orang kafir 

bermakna iman keluar dari dirinya atau yang keluar dari iman.75 

Al-nifa>q merupakan kebalikan dari al-juhud yakni mengetahui atau 

meyakini dengan hati tetapi ingkar dengan lidah, sedangkan al-nifa>q mengetahui 

atau meyakini dengan lidah tetapi pengingkaran terhadap hati. Kemunafikan 

dimasukkan dalam kategori jenis kufr karena pada hakikatnya, perilaku nifa>q 

 

73Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam Al-Qur’an; Suatu Kajian Teologis dengan 
Pendekatan Tafsir Tematik (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang 1991), h. 30-31. 

74Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 540.   

75Abu> al-H{usein Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakari>ya, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah (Cet. I: Beirut: 

Dar Ih{ya> al-Tura>s{ al-‘Arabi>y, 1422 H-2001 M), h. 1001. 
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adalah kekafiran yang terselubung. Orang-orang munafik dasarnya adalah orang 

yang ingkar kepada Allah swt. kepada rasul dan ajaran yag dibawa rasul.76 

تُمح وَغَ  تَ ب ح تُمح وَٱرح َمَانُِّ حَتَّمٰ جَاءَٓ  يُ نَادُونََّمُح ألَحَ نَكُن ممعَكُمحِۖ قاَلُواْ بَ لَىٰ وَلَٰكِنمكُمح فَ تَنتُمح أنَفُسَكُمح وَتَ رَبمصح
كُمُ ٱلۡح رمتح

غَرُورُ   رُ ٱللّمِ وَغَرمكُم بٱِللّمِ ٱلح  أمَح
Terjemahnya: 

Orang-orang munafik memanggil orag-orag mukmin, “bukankah kami 
dahulu bersama kamu?” mereka menjawab “Benar, tetapi kamu 
mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan (janji 
Allah) dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah 
dan penipu (setan) datang memperdaya kamu tentang Allah. 77 

Maksud ayat di atas menerangkan bahwa orang-orang yang beriman sudah 

mengetahui sifat-sifat orang munafik sebenarnya, olehnya mereka menjawab: 

memang benar, pada dasarnya kalian melakukan hal yang sama dengan kami dan 

melakukannya bersama-sama kami, namun kalian melakukannya hal demikian 

sebagai fitrah.78 

Mujahid berpendapat bahwasanya makna kalimat  فَ تَنتُمح أنَفُسَكُمح ialah kalian 

telah menghancurkan amal perbuatan kalian dengan kemunafikan kalian. Abu> 

Sanan berpendapat bahwa kalian membinasakan amal kalian sendiri dengan 

perbuatan maksiat, lalu adapula yang berpendapat bahwa kerusakan amal 

perbuatan mereka itu disebabkan oleh syahwat dan menuruti hawa nafsu. Serta 

kata  تُمح  diartikan sebagai mereka menunggu-nunggu dan menunda untuk تَ رَبمصح

bertobat, sedangkan kata تُمح ٱ تَ ب ح رح  ialah tidak meyakini ketauhidan Rabbul Izzah dan 

meragukan kenabian Rasulullah saw. dan kata  َُِّمَان
ٱلۡح كُمُ   diartikan sebagai غَرمتح

 

76Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam Al-Qur’an; Suatu Kajian Teologis dengan 
Pendekatan Tafsir Tematik, h. 124. 

77Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 540.  

78Abu> ‘Adillah Muhammad bin Ahmad al-Ans}a>ri> al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah{ka>m al-Qur’a>n,  
Juz XVIII, h. 40-41.  
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diperdaya oleh harapan yang kosong, atau harapan orang-orang munafik itu yang 

menganggap kaum muslimin itu lemah.79  

c. Z{alim 

Secara etimologi al-z}ulm berasal dari kata  ظلما - يظلم -ظلم yang terdiri 

dari huruf z}a, lam, dan mim ( م - ل -ظ ) mempunyai dua arti, yang pertama, yaitu 

lawan kata dari pelita atau cahaya dengan kata lain gelap.kedua, menempatkan 

sesuatu yang bukan pada tempatnya.80 

Secara terminologi al-z}ulm diartikan sebagai tindakan melampaui batas  

kebenaran dan cenderung kepada kebatilan. Lain halnya dengan M. Dawam 

Raharjo dalam bukunya Ensiklopedia Al-Qur’an menjelaskan bahwa kata z}ulm 

merupakan segi atau dimensi kekafiran atau kekufuran, dalam bahasa Indonesia 

disebut zalim yang mengandung konotasi tertentu. Misalnya, kejam, atau tindakan 

ang tidak berperikemanusiaan.81 

Term-term al-z}ulm dalam Al-Qur’an dengan segala bentuk perubahan 

perubahannya, terulang sebanyak 316 kali dalam berbagai surah yang berbeda. 

Makna “kegelapan” dinyatakan dengan z}ulmah ( ظلمة), bentuk jamaknya adalah 

z}uluma>t ( ظلمات ). Bentuk jamak inilah yang banyak digunakan di dalam Al-

Qur’an, sedangkan bentuk mufradnya z}ulmah ( ظلمة ) tidak ditemukan. 

Al-Z}ulm dalam Al-Qur’an, maka akan didapati makna hakikatnya yaitu 

suatu perbuatan yang tercela dimana dapat merugikan orang lain dan juga dirinya 

sendiri. Sedangkan wujud al-Z}ulm dalam Al- Qur’an pada hakikatnya ada tiga 

yaitu: pertama, z}ulm kepada Allah, dalam artian kufur dan juga dalam bentuk 

 

79Abu> ‘Adillah Muhammad bin Ahmad al-Ans}a>ri> al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah{ka>m al-Qur’a>n,  
Juz XVIII, h. 40-41. 

80Abu >al-H{usai>n Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakaria, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz V (Beirut: 

Da>r al-Fikr, 1979), h. 336. 

81Ibnu> Abbas, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol.2. No. 1 April-September. Email: 

Jurnalibnabbasuinsu.ac.id. web http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas. Di akses 14 Agustus 

2022. 

http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas
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Syirik sebagaimana firman Allah swt. QS al- An'a>m/6: 21. Kedua, z}ulm terhadap 

sesama manusia, z}ulm yang dimaksud disini adalah bentuk penganiayaan atas 

kehormatan, fisik, dan hartanya. Sebagaimana firman Allah swt. QS al-Baqarah/2: 

188. Ketiga, z}ulm terhadap diri sendiri, hal ini dilakukan dengan cara mengotori 

dirinya dengan berbagai macam dosa, kejahatan, dan keburukan, berupa perbuatan 

maksiat kepada Allah swt. Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah swt. QS al-'Ara>f 

/7: 160.82 

Adapun firman Allah swt. dalam QS Fa>t}ir/35: 40 yakni: Dalam ayat ini 

Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar mengajak orang-orang musyrik 

menjajaki jalan pikiran mereka yang salah. Apa sebab orang-orang musyrik itu 

meminta pertolongan kepada patung dan berhala yang mereka sekutukan kepada 

Allah. Adakah bukti yang menunjukkan bahwa berhala itu pantas disembah? 

Oang-orang musyrik mekah itu tidak paham benar akan hakikat Tuhan, bagaimana 

keadaannya. Seandainya mereka menyadari bahwa Tuhan mereka itu tidak 

sanggup berbuat apa-apa. Tentulah mereka tidak menyembahnya, tetapi 

sebaliknya, kalau memang betul berhala itu mempunyai kekuatan (untuk 

mencipta), tentulah mereka mampu memperlihatkan hasilnya.  

Demikian juga apabila Allah swt. mempunyai sekutu dalam menciptakan 

langit, tentu sekutu itu juga berhak disembah seperti yang mereka duga. Apakah 

ada kitab suci (yang benar isinya) yang dapat menguatkan dalil-dalil tentang 

adanya sekutu bagi Tuhan itu? 

Nabi Muhammad saw. memberi kesempatan kepada kaum musyrik agar 

mengemukakan alasan penyembahan mereka terhadap berhala, terutama 

 

82Ibnu> Abbas, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol.2. No. 1 April-September. Email: 

Jurnalibnabbasuinsu.ac.id. web http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas. Di akses 14 Agustus 

2022. 

http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas
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kemampuan Tuhan-Tuhan itu untuk menciptakan makluk, sehingga ia berhak 

disembah dan dipersekutukan dengan Allah dalam soal penciptaan. 

Mereka tidak mengetahui bahwa kepercayaan mereka hanya semata-mata 

warisan dari nenek moyang mereka sebagaimana QS al-Baqarah/2: 170, maka 

tidak ada satu alasan yang diterima dalil naqli> (nas) maupun alasan aqli (logika). 

Dimana pun tidak pernah ada dijumpai suatu kitab suciyang menyerukan manusia 

menyembah berhala, sebab semuanya hanyalah imajinasi dan khayalan orang-

orang dahulu. Setelah Al-Qur’an menyalahkan dan mematahkan jalan pikiran 

mereka dan bahwa apa yang mereka turuti itu adalah jalan pikiran pemimpin-

pemimpin yang sesat, maka tentulah pendapat mereka batil dan membawa kepada 

kesengsaraan. 

C. Objek Garu>r dalam Al-Qur’an 

Makna Manusia dalam Al-Qur’an 

Objek dari garu>r ialah Manusia adalah makhluk terbaik ciptaan Tuhan. 

Manusia dalam redaksi ayat Al Quran mempunyai beberapa term, seperti al nas, al 

ins, al insan, dan Bani Adam. Dari term-term tersebut sebagian maknanya bisa 

terungkap yang memberi informasi tentang asal penciptaan manusia dan 

perilakunya. Eksistensi Manusia secara umum berperan sebagai hamba Allah dan 

sebagai pengayom atau pemakmur di permukaan bumi (khalifah Allah). 

Kata انس انسان berakar kata alif, nu>n dan sin, ins (انسان) segala sesuatu yang 

berlawanan dengan cara liar83, tidak biadab, tidak liar, jinak, dinamis, harmonis, 

dan bersahabat.84 Kata al-ins (الّنس) biasanya berdampingan dengan kata al-jin 

 Manusia “al-ins” makhluk yang nampak secara fisik ini sedangkan jin .(الۡن)

makhluk yang tidak nampak (metafisik). Metafisik di sini identik dengan liar atau 

 

83Abu >al-H{usai>n Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakaria, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz I (Beirut: 

Da>r al-Fikr, 1979), h. 145. 

84Al-Ra>gib al-As{faha>ni, Mufrada>t Alfa>z{ al-Qur’a>n, tahqi>q S{afwa>n ‘Adna>n Da>wu>di>, h. 94. 
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bebas, karena jin tidak mengenal ruang dan waktu.85 Dengan sifat kemanusian itu, 

manusia berbeda dengan jenis makhluk lain yang metafisis, yang asing, yang tidak 

berkembang biak dan tidak hidup seperti manusia biasa. 

Dalam Al Quran kata ins (انس) terulang 10 kali, 12 ayat diantaranya 

berdampingan dengan kata jin (جن).86 Jin adalah jenis makhluk bukan manusia 

yang hidup di alam antah beranta dan alam yang terindera. Di balik dinding alam 

kita manusia dan dia tidak mengikuti hukum-hukum. Hukum yang dikenal dalam 

tata kehidupan manusia. 

Kata insan (انسان) tentang 70 kali,87 23 kata: al-nas (اناس) terulang 240 

kali.88Term “al-nas” secara umum menggambarkan manusia universal netral tanpa 

sifat. Sifat tertentu yang membatasi atau mewarnai keberadaannya, sedangkan 

kata insan pada umumnya menggambarkan makhluk manusia dengan berbagai 

potensi dan sifat, makna-makna dari akar kata di atas paling tidak memberikan 

gambaran sepintas tentang potensi atau sifat makhluk tersebut, yakni ia memiliki 

sifat lupa, kemampuan bergerak yang melahirkan dinamika. Ia juga adalah 

makhluk yang selalu atau sewajarnya melahirkan rasa senang, harmonis dan 

kebahagiaan kepada pihak-pihak lain.89 

Term al-nas ( الناس) menggambarkan manusia yang universal netral sebagai 

makhluk sosial sebagaimana dalam QS al-H{ujura>t/49: 13. Berbeda dengan kata 

“al-nas” term “insan” yang secara umum menggambarkan manusia yang memiliki 

potensi atau sifat yang beragam, baik sifat positif maupun negatif. Sebagaimana 

 

85Aisyah Abd.Rahman Bint Syathi, Manusia dalam Perspektif Al Quran, h.5 

86Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bāqi, al-Mu’jam al-Mufaharas li Alfa>z} al-Qur’a>n, h. 93. 

87Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bāqi, al-Mu’jam al-Mufaharas li Alfa>z} al-Qur’a>n, h. 93. 

88Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bāqi, al-Mu’jam al-Mufaharas li Alfa>z} al-Qur’a>n, h. 726-729. 

89M. Quraish Shihab, Tafsir al Quran al Karim, Tafsir Atas Surat-Surat Pendek 
Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h.87 dan Al-Ra>gib al-

As{faha>ni, Mufrada>t Alfa>z{ al-Qur’a>n, tahqi>q S{afwa>n ‘Adna>n Da>wu>di>, h. 94 
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dalam QS al-‘Alaq/96: 4-5. Sedangkan QS al-‘Alaq/96: 6 menandakan bahwa 

manusia juga memiliki potensi atau sifat negatif yaitu يطغى yakni melampaui batas 

 dengan cara melanggar hukum dan aturan-aturan yang (تجاوزالۡد فى الشيان)

menjerumuskan ke lembah dosa.90 

Pada ayat-ayat garu>r ini manusia juga harus mewaspadai bisikan setan dari 

jenisnya sendiri. Bisa jadi setan berwujud manusia justru lebih berbahaya dari pada 

setan dari kalangan jin. Setan jenis manusia ini bisa tampil sebagai sosok kawan 

baik, padahal sebenarnya bermaksud jahat Allah swt. telah menegaskan bahwa 

setan senantiasa menipu Adam as. dan Hawa (istrinya), memberi janji-janji untuk 

tetap dapat kekal di dalam surga sampai-sampai setan pun bersumpah, “demi Allah 

dengan sebenar-benarnya dia adalah seorang penasehat bagi keduanya sampai 

keduanya mau mendengar perkataanya dan memenuhi apa yang di minta”.91 

 

90Dudung Abdullah, “Konsep Manusia Dalam Al-Qur’an (Telaah Kritis Tentang Makna 
Dan Eksistensi),” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 6, no. 2 (2017): 331–344. 

91Ibnu> Qayyim, al-Jauziyah, Mawaridul Amān al-Muntaqa min Igsal al-Lahfān min 
usyāyidis Syaiṭān (Dār Ibnu al-Jauzi), h. 338. 
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BAB IV 

DAMPAK GARU<R DALAM AL-QUR’AN 

A. Akhirat  

1. Etimologi  

Akhirat adalah suatu aspek yang wajib diyakini oleh setiap muslim bahwa 

sesungguhnya di balik kenyataan yang disaksikan di permukaan bumi ini terdapat 

sesuatu yang ghaib yang menjadi rahasia Tuhan, meskipun hal tersebut sesuatu 

yang pasti adanya sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an yaitu hari akhirat sebagai 

tempat pembalasan terhadap segala sesuatu yang telah diperbuat di muka bumi.1 

Karena kecintaanya terhadap kehidupan dunia yang amat besar melebihi 

kecintaan pada kehidupan akhirat, maka kesalahan-kesalahan dosa yang telah 

diperbuat tidak dihiraukan bahkan dijadikan kebanggaan sesuai dengan tujuan 

hidupnya. Menurut Ibnu Qayyim, hari kiamat adalah kehidupan yang kekal 

sesudah kehidupan di dunia yang fana ini berakhir, termasuk semua proses dan 

peristiwa yang terjadi pada hari itu. Mulai dari kehancuran alam semesta dan 

seluruh isinya serta berakhirnya seluruh kehidupan (Qiamah). Kebangkitan seluruh 

umat manusia dari alam kubur (Ba’ats), dikumpulkannya seluruh umat manusia 

dipadang mahsyar (hasyr), perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia 

(hizab), penimbangan amal perbuatan tersebut untuk mengetahui perbandingan 

amal baik dan amal buruk (wazn), sampai kepada pembalasan dengan surga atau 

neraka (jaza).2 

Menurut M. Qurais Shihab, sanksi dan ganjaran terhadap hukum-hukum 

Allah swt. yang menyangkut syariat keagamaan, pada prinsipnya secara umum 

 

1M. Ma’ruf, “Konsep Mewujudkan Keseimbangan Hidup Manusia Dalam Sistem 
Pendidikan Islam,” Jurnal Al-Makrifat vol 8, no. 2 (n.d.): 130. 

2Ibnu> Qayyim Al-Jauziyah, Membagi Qalb dalam Tiga Bagian, Yaitu Qalb Shahih, Qalb 
Mayyit, dan Qalb Marīḍ, h. 153.  
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akan diberikan secara sempurna di akhirat nanti. Kalaupun ada sanksi dan ganjaran 

di dunia, maka itu sebagai panjar.3 

Demikian pula orang-orang terkena garūr akan merasakan siksa yang 

seadil-adilnya di akhirat kelak. Berkenaan dengan siksaan tersebut, maka kelak 

bagi orang-orang yang terkena garūr dimasukkan ke dalam neraka.  

Neraka adalah tempat kesengsaraan yang di representasikan sebagai 

ganjaran bagi orang-orang yang berdosa. Penghuni neraka yang dimaksud adalah 

penghuni neraka yang akan kekal tinggal di dalamnya selamanya. Allah 

menyebutkan sejumlah golongan dan menamakan mereka sebagai sebutan ashhab 

al-nar (penghuni neraka). Dengan menelaah konteks ayat-ayat garu>r dalam Al-

Qur’an bisa disimpulkan bahwa golongan-golongan tersebut hanya merupakan 

cabang dari dua golongan utama, yaitu kafir dan munafik.4Sebagaimana dalam QS 

al-An’a>m/6: 70 yakni: 

و    اوَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَََّّذُواْ دِينَ هُمۡ لَعِب  
رۡ بهِِۦٓ أَن تُ بۡسَلَ نَ فۡسُُۢ بِاَ كَسَبَتۡ ليَۡسَ لََاَ  ٱلد    ٱلۡۡيََ وٰةُ   وَغَرَّتۡۡمُُ   اوَلََۡ يَاۚ وَذكَِ  ن ۡ

هَآ    يُ ؤۡخَذۡ   لَّ   عَدۡل    كُلَّ   تَ عۡدِلۡ   وَإِن  شَفِيع    وَلَ   مِن دُونِ ٱللََِّّ وَلِي     بِاَ  أبُۡسِلُواْ   ٱلَّذِينَ   أوُْلَٰئِٓكَ   مِن ۡ
 
 لََمُۡ   كَسَبُواْ

يم   مِ نۡ  شَراَب    ألَيِمُُۢ بِاَ كَانوُاْ يَكۡفُرُونَ   وَعَذَاب   حََِ
Terjemahnya:  

Tinggalkanlah orang-orang yang mejadikan agamanya sebagai permainan 
dan senda gurau dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. 
Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Qur’an agar setiap orang tidak 
terjerumus (ke dalam neraka), karena perbuatannya sendiri. Tidak ada 
baginya pelindung dan pemberi syafaat (pertolongan) selain Allah. Dan jika 
dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apa pun. Niscaya tidak 
akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan (ke dalam 
neraka), disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman 
dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka 
dahulu.5 

 

3M.Quraish Shihab, Perjalanan Menuju Keabadian (Cet. III; Ciputat: Lentera Hati,  2005), 

h. 153-154. 

4Abdul Muhsin al-Muthairi, al-Yaum al-Akhir fi Al-Qur’an al-Azim wa al-Sunnah al-
Mutahharah, terj. Zaenal Arifin, Buku Pintar Hari Akhir (Cet. I; Jakarta: Zaman, 2012), h. 484. 

5Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 137.  
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Penjelasan ayat diatas yakni memberi tuntunan dalam bentuk perintah 

untuk menguatkan larangan sebelumnya, dimana ayat lalu menyampaikan 

tuntunan dalam bentuk larangan, kini ayat di atas sambil menyifati para peleceh-

itu dengan sifat yang lebih dari sifat yang lalu, serta mengancam mereka dengan 

siksa ukhrawi.6 Dalam QS al-Ja>s}iyah/ 45: 35 

لِكُم بِِنََّكُمُ ٱتَََّّذۡتُُۡ ءَايَٰتِ ٱللََِّّ هُزُو   يَاۚ  ٱلۡۡيََ وٰةُ  وَغَرَّتۡكُمُ  اذَٰ ن ۡ رَجُونَ  لَ  فَٱلۡيَ وۡمَ  ٱلد  هَا يُُۡ     يُسۡتَ عۡتَ بُونَ  هُمۡ  وَلَ  مِن ۡ
Terjemahnya: 

Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat 

Allah sebagai olok-olokkan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. 

Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula 

mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.7 

Ayat di atas memberikan gambaran azab bagi orang-orang yang 

memperolok-olok ayat Allah swt. di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka 

sebagai tempat kembali dan tiada satu orang pun yang dapat menolong serta 

membebaskan dari pembalasan demikian disebabkan oleh perbuatan mereka. 

Kehidupan dunia yang mewah telah menipu dan menjadikan lupa pada hari 

pembalasan. Mereka ini tidak akan dikeluarkan dari neraka dan tidak pula akan 

diberikan kesempatan bertobat.8 

Sayyid Quṭub menggambarkan siksa neraka yang begitu dahsyat dan 

mengerikan, seperti halnya gambaran surga yang begitu nikmat dan 

menyenangkan, memberi indikasi bahwa akhirat, dengan pembalasan nikmat dan 

siksaanya adalah benar-benar riil dan nyata, bukan sekedar angan-angan dan 

 

6M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, jilid 4 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 151. 

7Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 503. 

8Hamka, Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. Tafsir al-Azha>r. Juz XXI (Singapura: 

Pustaka Nasional, t.th), h. 225. 
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khayalan.9 Ungkapan-ungkapan Al-Qur’an mengenai kebangkitan, dan hari 

pembalasan, tentang nikmat dan siksa. Menunjukkan dengan jelas bahwa akhirat 

bukanlah suatu khayalan melainkan ia adalah sesuatu yang nyata dan berwujud. 

Orang-orang mukmin hidup di alam sana dengan kehidupan yang sempurna. 

Mereka melihat fenomena-fenomena yang ada di dalamnya, berinteraksi 

dengannya dan merasakan getaran-getarannya.10 

Dari penjelasan ayat diatas, adapun balasan yang didapat oleh pelaku garu>r 

di akhirat ialah berupa azab. Azab menurut az-Zamakhsyari adalah segala 

kesusahan, kepedihan dan siksaan yang diberikan pada orang yang melanggar 

larangan Allah swt. pada ayat ini siksaan yang diberikan adalah siksaan yang pedih 

berupa minuman dari air yang mendidih. 

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya di dalam Al-Qur’an banyak sekali 

ayat-ayat yang menjelaskan kelompok orang-orang yang diancam Allah swt. 

dengan neraka jahannam salah satunya: 

1. Orang kafir (orang yang tidak mau beriman kepada Allah, Malaikat, Rasul, 

Hari Kiamat, serta mengingkari dan mendustakan kebenaran agama Allah). 

2. Orang-orang Munafik  

3. Golongan orang-orang yang durhaka, yaitu orang yang lebih senang 

melakukan kejahatan dibanding kebaikan. 

B. Dunia  

Dunia merupakan tempat dimana manusia berpijak, berjuang, beribadah 

juga merupakan materi yang dibutuhkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari 

seperti makan, perumahan, sandang dan sebagainya. Al-Qur’an sebagai kitab suci 

dan sekaligus menjadi pegangan bagi semua umat Islam di dunia sampai akhir 

 

9Sayyid Qut{{b, Tafsi>r fi Z}ila>l Al-Qur’an, (Da>r al-Syuruq Mesir, 1954 ), h. 216 

10Sayyid Quṭb, Mashahid al- Qiyamat fi al-Qur’ān, h. 99. 
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zaman banyak sekali memberikan gambaran atau pandangannya terhadap dunia 

ini, baik itu tentang keburukan dunia maupun kebaikan dunia.  

Dari ayat-ayat garu>r ditemukan dampak yang terjadi pada manusia akibat 

tipu daya setan yang disebabkan karena terlena akan kehidupan dunia, agama 

mereka, aktivitas mereka bahkan meragukan janji Allah swt. dan Rasul-Nya 

sebagaimana dalam QS Luqma>n/31: 33 yakni: 

a. Kesombongan dan Keangkuhan 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu sebab terjadinya garu>r 

ialah kecintaan terhadap kehidupan dunia yang merupakan sifat yang membuat 

seseorang bersikap eksklusif karena merasa bangga dengan dirinya dan 

memandang dirinya lebih baik dan hebat dari orang lain.  

Kesombongan dapat diartikan sebagai takabbur, takabbur berasal dari kata 

takabbara, yatakabbaru, takabburan yang artinya merasa besar, congkak dan 

membanggakan diri. Sedangkan kata kibr, takabbur, dan istikbar ialah mempunyai 

arti yang berdekatan.11Kata-kata takabbur sudah menjadi bahasa Indonesia yang 

artinya sombong yakni ialah menganggap dirinya besar atau membanggakan diri 

dan tinggi hati.12 

Takabbur secara istilah ialah merasa dirinya lebih baik dari orang lain 

dalam artian menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Menurut Imam al-

Gaz}ali, kesombongan terbagi kepada batin dan zahir. Kesombongan adalah 

perangai dalam jiwa, sedangkan kesombongan zahir adalah amal perbuatan yang 

lahir dari anggota badan. Istilah kesombongan lebih tepat dengan perangai batin 

 

11Syaikh Ihsan Muhammad Dahlan, Manahij Al-Imdad (Jampes Kediri: Pesantren al-

Ihsan, 2006). h. 187. 

12Nurcholis Madjid, Ensiklopedia Nurcholis Madjid (Jakarta: Mizan, 2006). h. 3219. 
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karena amal perbuatan merupakan hasil dari perangai tersebut. Perangai sombong 

menuntut amal perbuatan.13 

 Ayat diatas memperlihatkan salah satu munculnya sifat takabbur 

disebabkan oleh pengaruh keturunan. Seseorang yang berpeluang memiliki sifat 

sombong biasanya dari keturunan terhormat, bangsawan, ulama dan lain 

sebagainya dibandingkan dengan orang yang berketurunan biasa-biasa saja. 

Terkadang ia memandang remeh terhdapa orang lain. Misalnya ditemukan teman 

yang menceritakan kakek moyangnya yang mulia, yang tehormat dan yang tekun 

beribadah padahal dirinya sendiri tidak melakukan hal tersebut, sikap yang 

demikian ini adalah cerminan dari kesombongan atau takabbur.14 

Orang yang demikian ini sesungguhnya bodoh. Karena kebodohannya itu 

ia sering mempunyai anggapan keliru, jika bergaul dengan orang biasa (rakyat 

jelata) akan kawatir jatuh harga dirinya. Dikisahkan pada zaman Rasulullah pernah 

ada seorang sahabat yang bernama Abu ©ar. Kebetulan suatu hari ia bertengkar 

dengan seorang laki-laki. Waktu itu mereka berada dekat Nabi saw. tidak tahu 

kenapa penyebabnya, sehingga Abu> D}ar berkata kepada lakilaki tadi demikian, 

“Hai anak dari perempuan hitam” Mendengar ucapan Abu> ©ar yang demikian itu 

Rasulullah saw. kemudian bersabda, “Wahai Abu> ©ar, tidak ada kelebihan 

keutamaan bagi seorang keturunan kulit putih terhadap orang yang dari keturunan 

kulit hitam. Betapa terkejut hati Abu> ©ar mendengar teguran Nabi saw. Ia lalu 

berkata, “Betapa menyesalnya diriku karena berkata seperti yang demikian itu.” 

Abu> D}ar kemudian membaringkan tubuhnya (merendahkan diri) sambil berkata 

 

13Abu> Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gaz}al>, Ihya’ Ulumuddin (Beirut Lebanon: 

Da>r a-lKutub, 1971). h. 456. 

14Taufikurrahman, “Sombong Dalam Al-Qur’an Sebuah Kajian Tematik,” Jurnal Tafsere 

8, no. 1 (2020): 38–57, http://103.55.216.56/index.php/tafsere/article/view/14802. 



95 
 

kepada lelaki yang kulit hitam, “wahai saudaraku, bangkit dan berdirilah dan 

injaklah pipiku ini sebagai penebus kesalahanku atas sikapku kepadamu tadi.15 

Sifat kesombongan dan keangkuhan menjadi salah satu penyebab 

terjadinya kekafiran. Dimana orang menjadi egoistis, berpandangan sempit 

sehingga susah menerima dan mengakui realita dari luar dirinya. Rasyid ridha 

mengatakan bahwa kesombongan dan keangkuhan menghalangi seseorang untuk 

berfikir secara jernih guna mendapatkan kebenaran dan hidayah. Dari itulah para 

pemimpin dan tokoh masyarakat pada masa dahulu sulit menerima seruan rasul-

rasul Allah swt. yang dikirim untuknya. Penolakan ajakan pada dasarnya bukan 

karena mereka tidak percaya, melainkan karena dalam dirinya terdapat 

kesombongan dan keangkuhan. Sifat itulah yang mengalahkan naluri Iman yang 

ada dalam hati mereka.16 

Pembahasan sebelumnya telah di jelaskan dalam QS al-H{adi>d/49: 20 

bahwasanya secara tersirat, kata tafakhur (saling bermegah-megah dan berbangga-

bangga) dan takatsur (saling berkompetisi dalam hal materi) adalah salah satu ciri 

khas dunia yang mempunyai daya tarik yang sangat kuat tetapi bersifat sementara. 

Malahan kesenangan dunia tersebut hanyalah tipuan yang bersifat semu, nisbi dan 

temporal, olehnya tidak semestinya seseorang yang memperoleh kenikmatan itu 

merasa sombong dan angkuh. Sebab sifat tersebut akan menjerumuskan seseorang 

kepada kekafiran, paling tidak kafir nikmat. 

b. Istidra>j  

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada pembahasan  ِتَ قَل بُ هُمۡ فِى الْبِلَاد 
bahwa janganlah kamu tertipu oleh kehidupan orang-orang munafik yang makmur, 

 

15Imam al-Ghazali, Tentang Bahaya Takabbur, (Surabaya: Tiga Dua, 1994). terj. Ny. 

Kholilah Marhijanto, h. 63. 

16Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam Al-Qur’an; Suatu Kajian Teologis dengan 
Pendekatan Tafsir Tematik (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang 1991), h. 94-95. 
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sehingga mempertanyakan kekuasaan Allah swt. adapun ayat tersebut merupakan  

dampak yang diterima oleh manusia akan keterlenaan mereka dengan kemakmuran 

mereka padahal itu semua hanyalah bentuk istidra>j. 

Pakar bahasa menyebutkan bahwa kata istidra>j adalah meningkat secara 

bertahap tanpa disadari.17 Kata ini berasal dari kata al-darajah yang berarti tingkat, 

tangga atau anak-anak tangga.18 Al-istidra>j mengambil timbangan kata istif’al 

kata mempunyai tambahan huruf si>n dan ta> di awal kata mempunyai makna lain 

meminta,19 sehingga kata tersebut bermakna meminta naik tangga atau anak 

tangga sehingga ia dapat mencapai satu tingkat yang tidak dapat dicapainya 

kecuali dengan menggunakan tangga atau anak tangga itu.20 Al-Tabari>y 

menyebutkan bahwa asal makna kata ini adalah tertipunya seseorang yang 

terangkat (tingkatannya) dengan halus, dan menganggap bahwa dia telah 

diberlakukan dengan baik tanpa sadar bahwa sebenarnya dia dijebak.21 

Istidrāj secara istilah ialah bahwa jika seseorang terlihat diberikan sesuatu 

dari perkara dunia yang diinginkan, sedangkan dia terus berada dalam kemaksiatan 

kepada-Nya. Dimana istidrāj bisa menjauhkan manusia dari sisi-Nya, sedangkan 

manusia jika tanpa Allah swt. tidak ada apa-apanya. Adapaun hakikat dari istidrāj 

itu sendiri adalah tidak dihukum langsung oleh Allah swt. ketika mereka 

melakukan maksiat, mereka masih diberikan waktu, berupa penangguhan. Tidak 

seperti umat terdahulu yang langsung di adzab. Dimana mereka yang tidak 

 

17Al-Bagawi>, Tafsir al-Bagawi>, jilid III, h. 308.  

18Al-Ima>m Muhammad ibn Abu> Bakr ibn Abd al-Qa>dir al-Ra>zi>y, Mukhta>r al-Sih{a>h 
(Beirut: Maktabah Lubna>n, 1988),h. 85.  

19Emi>l Badi> Ya’qu>b, Mausu> ‘ah fi al-Nah{w wa al-S{arf wa al-I’rab (Cet.I; Beiru>t: Da>r al-

‘Ilm lilmala>yi>n, 1988), h. 10.  

20M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h, jilid 5 (Cet. VII; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 

325. 

21Abu> Ja’far Muhammad ibn Jari>r al-Tabari>, Tafsir al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n‘an Ta’wil 
A>y Al-Qur’an, tah{qiq ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Muh{sin al-Turkiy, juz 10 (Cet. I; Cairo: Da>r Hejr, 

1422H-2001M), h. 600-601. 
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beriman, yaitu yang menutup mata hatinya dan menutup pendengarannya dari 

melihat dan mendengar ayat-ayat Allah swt. akan diberikan penambahan waktu 

untuk tidak dibinasakan tanpa mereka sadari. Yang mereka sadari bahwa 

semuanya adalah sebuah kebaikan. Padahal kebaikan itu bukan kebaikan 

sesungguhnya, akan tetapi merupakan kebaikan yang melalaikan, contohnya 

kesempatan hidup dan keluasan harta.22 

Tipu daya dunia seringkali mengenakan orang yang tidak meminta 

perlindungan kepada Allah swt. ataupun orang yang melupakan anugerah-Nya.  

Keterperdayaan mereka tidak akan ada yang bisa menahannya, maka tidak ada 

jalan selain meminta pertolongan kepada Allah swt. Seperti yang dikutip 

Damanhuri dalam tulisannya bahwa orang yang telah terperdaya dan merasakan 

adzabnya maka mereka akan merasakan kesedihan yang teramat sangat dan 

gundah gulana dalam hatinya.23 

Begitu juga orang yang tertimpa istidrāj akan menjadikan dirinya bangga 

(sombong) atas apa yang ada pada dirinya karena kelebihan atau nikmat yang 

diberikan Allah swt. kepadanya. Misalnya jika terjadi kepada orang yang berilmu, 

Allah swt. memberikan pemahaman, kecerdikan dan bisa berbicara fasih sehingga 

mereka menyangka telah memiliki ilmu. Mereka menjadi merendahkan orang lain 

lebih rendah daripadanya. Begitulah Allah swt. menimpakan istidrāj kepada orang 

lalai akan mengingat-Nya, sangat halus sehingga sampai tidak menyadarinya.24 

 

22Damanhuri, Istidrāj dalam Mawa’iz Al-Badiah’, h. 452. 

23Damanhuri, Istidrāj dalam Mawa’iz Al-Badiah, Substantia, No.2 (Oktober 2010): h. 447. 

24Imam al-Gaza>li> menuturkan sebagaimana yang dikutip oleh Didi Junaedi dalam 

tulisannya, bahwa takabur/ sombong terbagi menjadi dua bagian: Pertama, Takabur dalam urusan 

agama. Kedua, Takabur dalam urusan dunia. Takabur dalam urusan agama dibagi juga dalam dua 

bagian, yaitu: Pertama, Takabur karena ilmu. Kedua, Takabur karena amal. Lihat, Didi Junaedi, 

Agar Allah Selalu Menolongmu!; Melihat Sisi Baik dari Setiap Ujian ( Jakarta: Suluk, 2011), Cet- 

1, jilid 2, h. 38 
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Kesimpulannya bahwasaya Allah swt. menimpakan istidrāj kepada orang 

yang terlena akan nikmat dari Allah swt. dan berpaling dari mengingat-Nya. 

Keterlenaan itu timbul dari kecenderungan pada dunia yang berlebihan, sehingga 

bagi mereka dunia adalah segalanya. Begitu juga karena keterlenaan itu akan 

berdampak pada dirinya untuk memiliki sifat seperti sombong, dan sifat tersebut 

akan mengakar kuat dalam dirinya. Oleh karena itu, sekuat mungkin harus 

dihindari segala larangan-Nya dan mematuhi segala perintah-Nya agar tidak 

menjadi golongan orang yang tertimpa istidrāj. 

c. Hawa Nafsu 

Ketahuilah bahwasanya manusia diciptakan dengan diberi hawa nafsu dan 

syahwat agar dia menggunakannya untuk mendapatkan manfaat. Manusia juga 

dilengkapi dengan amarah agar dapat menepis sesuatu yang menganggapnya. Manusia 

diberi akal sebagai pendidik yang menyuruhnya untuk berbuat adil dalam mendapatkan 

dan menjauhi sesuatu.25 

Nasf atau nafsu sering diartikan sesuatu yang selalu mengajak pada 

keburukan, kemaksiatan dan kezaliman. Nafs juga selalu dijadikan kambing hitam 

dalam setiap kekhilafan yang dilakukan oleh umat manusia, bahkan nafsu juga 

dianggap teman dari setan.26 

Ada dua pengertian nafs yaitu pertama, nafs yang berarti nafsu. Kata ini 

dalam bahasa Indonesia, nafs berarti nafsu syahwat yang menggoda manusia yang 

sering disebut dengan istilah hawa nafsu, yakni dorongan nafsu yang cenderung 

bersifat rendah/negatif. Kedua, nafs yang berarti jiwa. Nafs dalam pengertian ini 

terdapat akal, ruh dan hati. Pengertian nafs menurut arti pertama tersebut yang 

 

25Ibnul Jauzi, Tipu Muslihat Iblis Yang Tak Disadari Manusiae (Solo: Pustaka Arafah, 

2012). h. 55. 

26Munawar Rahmat, Manusia Menurut Al-Qur’an Cenderung Mempertaruhkan Hawa 
Nafsunya, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, vol.10, no. 2 (2012): h. 267. 
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akan dibahas dalam tulisan ini, yakni tentang nafsu, syahwat yang selalu mengajak 

keburukan. 

Selain iblis, manusia sesat karena mengikuti hawa nafsunya. Manusia 

memiliki 2 hati dalam rongga dadanya salah terdapat dalam QS al-Ah}za>b/33: 4, 

namun yang berfungsi hanya satu yakni hati nurani (hati yang mendapat cahaya 

Tuhan) dan hati sanubari yakni hawa nafsu yang gelap gulita, serta menyimpang 

dari ajaran Tuhan.27 

Seseorang yang pada hatinya terdapat sifat ḥubbu al-dunia (cinta dunia), 

selain bisa menyebabkan lupa kepada Allah swt. juga bisa menyebabkan dirinya 

terjerumus dalam kesesatan dan kepayahan. Karena seseorang yang cinta dunia 

akan melakukan segala cara untuk mendapatkan yang ia inginkan di dunia, juga 

dikarenakan jika ia telah mendapatkan sebagian dari duniawi maka nafsunya terus 

berambisi mengejar yang lebih daripada itu. 

Disimpulkan bahwasanya ayat-ayat garu>r ini membahas mengenai nafs 

yang nafs sendiri memiliki berbagai macam nafs, namun melihat ayat-ayat garu>r 

maka nafs yang di maksud ialah: 

1. Nafs Al-Amarah  

Nafs ini memiliki kecenderungan badaniyah yang berujung terhadap 

keinginan untuk mendapat kesenangan (syahwat) dan materi semata. Nafsu ini 

berangkat dari kondisi yang sangat rendah dalam diri manusia yaitu nafsu 

hewaniyah atau bahamiyah. Dalam kondisi ini, sifat dan karakter kehewanannya 

yang lebih ditampakkan ketimbang menampakkan sifat malakiyah atau 

malaikatnya.28 

 

27Munawar Rahmat, Manusia Menurut Al-Qur’an Cenderung Mempertaruhkan Hawa 
Nafsunya, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, vol.10, no. 2 (2012): h. 119. 

28Hasyim Taufik, “Nafs Dalam Perspektif Insaniah Dan Tahapan-Tahapan 

Penyuciannya,” Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman 1, no. 2 (2015): 1–25. 
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Nafs Al-Amarah ini pula yang lebih dekat dengan syetan, karena ia adalah 

kesadaran ruhaniyah yang ada dalam diri manusia pada tingkat paling bawah, yaitu 

berada pada lapisan otak jasmaniyah pertama, yang berpusat di tengah-tengah 

kening di antara dua mata. Ia memiliki cahaya biru terang yang disebut nur al-

samawat. Oleh karena itu ia cenderung berpandangan ke arah yang lebih rendah 

yaitu alam syahadah (yang tampak oleh mata) yang bersifat materi serta 

tindakannya cenderung merugikan orang lain.29 

Menurut perspektif tasawuf jiwa/nafs ini memiliki tujuh gejala:30  

a. al-bukhl, atau kikir  

b. al-hirst, atau berambisi dalam hal dunia  

c. al-hasad, dengki dan iri hati  

d. al-jahl, yakni bodoh, susah menerima kebenaran  

e. al-syahwat, keinginan melanggar syari'at  

f. al-kibr, merasa besar  

g. al-ghadab, marah karena hawa nafsu  

2. Nafs Al-Lawwamah  

Jiwa ini merupakan suatu kesadaran akan kebaikan dan keburukan, jiwa ini 

juga mempunyai potensi untuk taat dan durhaka pada Allah. Selain itu jiwa 

lawwamah ini terkadang suka mencela baik pada diri sendiri maupun pada orang 

lain. Jiwa ini berada pada cahaya hati, oleh karena itu, nafsu ini terkadang 

semangat untuk berbuat baik dan kadang semangat pula untuk berbuat keburukan, 

 

29Rahmat Thohor Ansori, ESQ (Engineering Spritual Quotion), (Yogyakarta: Kelompok 

Penerbit Kauta, 2008), 121. 

30Kharisuddin Aqib, Al-Hikmah: Memahami Teosofi Tarekat Qadariyah wa 
Naqsyabandiyah, (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 148. 
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sehingga akibat dari kedua kecenderungan itu muncul rasa penyesalan yang 

mendalam pada jiwa ini.31 Nafs ini juga memiliki sifat jelek sebagai berikut:  

a. al-laum (suka mencela)  

b. al-hawa (suka mengikuti hawa nafsu)  

c. al-makr (suka menipu)  

d. al-ujub (suka membanggakan diri)  

e. al-ghibat (suka menggunjing)  

f. al-kidhb (suka bohong)  

g. al-ghaflat (lupa mengingat Allah)  

Namun meskipun begitu, tidak semuanya nafs lawwamah ini bersifat 

buruk, melainkan ada kalanya juga bersifat baik, sebab dalam jiwa ini juga 

bersemayam beberapa sifat terpuji seperti sifat Iman, Islam dan penyerahan diri 

terhadap qada' dan qadar Allah. 

Setiap kali iblis menggoda manusia dengan sesuatu, sebaiknya manusia 

menghindarinya sebisa mungkin dan berkata kepada iblis ketika dia memerintah 

untuk melakukan keburukan, “Dengan perintahmu itu, kamu ingin menasihatiku 

agar aku menggapai kepuasan syahwatku. Iblis menghasung manusia untuk 

memasukan hawa nafsunya. Hendaklah manusia manghadirkan akal ke wahana 

fikirannya tentanng akibat-akibat dari berbuat dosa. Semoga pertolongan taufik 

mengutus bala tentara kekuatannya lantas membinasakan pasukan hawa nafsu. 

d. Pendustaan dan Penyangkalan 

Kata dusta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak benar 

(tentang perkataan) atau bohong.32 Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, 

 

31Abu> Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gaza>li>, Ihya Ulumiddin, Vol 3 (Beirut: Dar 

Al-Kutub Al-Islamiyah, tt.), h. 4. 

32Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Badan Pengembangan Dan 

Pembinaan Bahasa, 2016) di akses 15 Juli 2022. 
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dusta atau bohong adalah megabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataannya, 

baik disengaja ataupun tidak. Lalu, Ibnu Manz{u>r menambahkan bahwa, dusta itu 

lawan dari jujur.33  

Kata kadzib adalah bentuk jamak dari kata (كَاذِب) kadzibun yakni pelaku 

kebohongan. Ia terambil dari akar kata ( َكَذَب) kadzaba yang berbagai kamus 

Bahasa antara lain diartikan sebagai berbohong, melemah, menghayal, dan lain-

lain. Lebih jelas dinyatakan bahwa kebohongan (al-kadzib) adalah menyampaikan 

sesuatu yang berbeda dengan kenyataan yang telah diketahui oleh penyampainya. 

Kebohongan dalam arti tersebut menunjukkan kelemahan pelakunya karena ia 

tidak mampu menyampaikan kenyataan yang diketahuinya akibat rasa takut atau 

karena kebutuhan lain, sehingga ia terpaksa menghayalkan hal-hal yang tidak 

pernah ada.34 

Al-Qur’an menyebutkan kata kadzib dengan segala variasinya sebanyak 

277 kali yang tersebar dalam 68 surat. Bahkan lebih banyak dari kata shidq yang 

merupakan antonimnya. Sedangkan kata kadzib dalam bentuk masdarnya saja 

ditemukan sebanyak 33 kali yang tersebar dalam 31 ayat dalam 19 surat. Al-kadzib 

biasa digunakan pada kebohongan yang dilakukan sendiri semisal mengakui 

sesuatu yang tidak dilakukan atau memuji seseorang dengan sifat yang tidak 

dimilikinya dan biasa juga digunakan pada kebohongan yang dilakukan oleh orang 

lain.35 

Kata kadzib memiliki makna dasar bohong, sedangkan makna 

relasionalnya adalah memalsukan. Kata kadzib memiliki medan semantik 

 

33Abu> al-Fad{l Jama>l al-Di>n Muhammad ibn Mukrim ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 1, h. 

482. 

34M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, jilid 8 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 243. 

35A. Thoha Husein & A. Atho’illah Fathoni, Kamus Al-Waafi (Depok: Gema Insani, 

2016), h. 1048. 
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diantaranya yaitu wahyu, haq, batil, iman, kufr, Jannat, Jahannam.36 Kajian 

semantik pada kata kadzib yang pertama adalah wahyu secara ringkas dapat 

diuraikan dintaranya yaitu: 1. Tuhan menurunkan wahyu. 2. Manusia merespon 

baik dengan menerimanya sebagai kebenaran (haq), atau menolak sebagai 

pemalsuan (batil). 3. Yang pertama sesungguhnya menuju kepada kepercayaan 

(iman), dan yang kedua (menuju kepada ketidak percayaan (kufr).37 

Pemakaian lafadz kadzib dominan berlaku pada kasus pengingkaran atau 

mendustakan kebenaran-kebenaran yang didatangkan, semisal pengingkaran kaum 

para Nabi zaman dahulu atas risalah yang dibawa, pengingkaran terhadap tanda-

tanda kebesaran Allah swt. dan sebagainya. Setiap bentuk kata yang memuat 

karakter dan segi-segi tertentu, dengan demikian banyaknya bentuk kata yang 

dipakai dalam Al-Qur’an dimaksudkan untuk menunjukkan tekanan-tekanan dan 

penegasan tertentu. 

Kitab tafsir karangan Ibnu Katsir pada QS al-Mulk/67: 20 menerangkan 

bahwasanya orang-orang musyrik, yaitu mereka yang minta pertolongan dan 

rezeki selain Allah, seraya juga mengingkari keyakinan mereka terhadap Allah swt. 

Bahkan cerita tentang sikap mereka yang melampaui batas, tenggelam ke dalam 

kedustaan dan kesesatannya. Terdapat lafaz بَلْ لََ وا yang menurut al-Durrah pada 

kitab Tafsir al-Qur’an al-Karim, penggunaan dhamr mukhatb, itu berupa 

penegasan kepada orang-orang kafir, bahwa Allah tidak pernah memutus rezeki 

terhadapnya. Jadi seakan-akan orang-orang kafir diajak berbicara, dan ditanya oleh 

Allah tentang kenikmatan apa yang belum mereka dapat, sampai-sampai mereka 

 

36Thoshihiko Izutsu, Konsep-konsep Etika Religius dalam Al-Qur’an (Yogyakarta: Tiara 

Wacana Yagya, 1993), h. 48. 

37Al-Faiyumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali, al-Misbah al-Munir fi Garib as-Syarh al-
Kabir, juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah), h. 272. 

https://www.waqfeya.com/book.php?bid=2265
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membangga-banggakan berhala mereka yang tidak dapat memberikan pertolongan 

kepada mereka. 

Olehnya sebagaimana ayat-ayat garu>r dapat disimpulkan bahwasanya ayat 

ini disandarkan pada subjek seseorang yang memiliki dengan kepribadian 

penentang, pendusta, penyebar fitnah dan lebih cenderung memusuhi. Sebaliknya, 

kedudukan obyek dalam hal ini yaitu golongan orang yang dipercaya membawa 

sebuah kebenaran, kebaikan dan kemaslahatan. Sehingga tidak berlebihan jika Al-

Qur’an menyetarakan makna lafaz ini sesuai dengan karakter orang munafik yang 

memiliki perkataan dan perbuatan yang tidak selaras dengan apa yang tersimpan 

dalam hatinya. Maka dari itu, lafadz al-kadzib tidak hanya dipahami sebagai 

bentuk kebohongan dalam ucapan atau perkataan namun juga meliputi sebuah 

tindakan dan keyakinan. 

C. Cara Menghindari Garu>r 

Terdapat 4 cara menghindari garu>r berdasarkan ayat-ayatnya, yakni: 

 ذكََرَ  .1

Kata  َذكََر yang di maksud sebagai peringatan kepada Rasulullah saw. agar  

melihat, membiarkan tingkah laku kaum musyrikin yang menjadikan agama 

mereka sebagai permainan dan sendagurau, oleh itu terdapat perintah. membiarkan 

disini bukanlah supaya didiamkan saja, melainkan supaya diawasi, diketahui akan 

akibatnya. Namun kepada orang yang beriman hendaklah selalu diperingatkan 

betapa besar bahaya mempermainkan agama karena tipuan dunia.  Maka dalam 

potongan QS al-An’a>m/6: 70, yakni:  

رۡ .……  ..…………بهِِۦٓ أَن تُ بۡسَلَ نَ فۡسُُۢ بِاَ كَسَبَتۡ ليَۡسَ لََاَ مِن دُونِ ٱللََِّّ   وَذكَِ 

Terjemahnya: 
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Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Qur’an agar setiap orang tidak 
terjerumus (ke dalam neraka), karena perbuatannya sendiri. Tidak ada 
baginya pelindung dan pemberi syafaat (pertolongan) selain Allah.38 

Ayat diatas terdapat kata żikir yang tentunya memiliki kaitan dengan 

garu>r. Kata żikir dalam Al-Qur’an ditemukan sebanyak 267 dengan berbagai 

macam bentuknya, żikir secara etimologi, dalam bahasa arab dikenal dengan istilah 

al- Żikr, berasal dari kata   َذكِْرَ   -يَذْكُرُ   -ذكََر yang berarti mengingat, menyebut, 

mengucapkan, mengagungkan, mensucikan, menjaga atau mengerti. Dalam 

literatur berbahasa Arab, kata żikir berarti menjaga sesuatu dan sesuatu yang 

mengalir diatas lidah. Kata żikir juga berarti keadaan tidak diam dan tidak lupa.39 

Secara teminologis, żikir adalah setiap ucapan yang dirangkai untuk tujuan 

memuji dan berdoa. Yakni lafadz yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, 

berkaitan dengan pengagunan terhadap-Nya, dan pujian terhadap-Nya dengan 

menyebut nama-nama atau sifat-Nya, dengan memuliakan dan mentauhidkan-Nya 

dengan bersyukur dan mengagungkan dzat-Nya, dengan membaca kitab-kitab-

Nya, dengan memohon kepada-Nya atau berdoa kepada-Nya.40 

Bersyukur secara lisan identik dengan zikir walaupun terdapat pembagian 

yang sama bagi zikir, yaitu zikir hati, lisan, dan perbuatan. Berdasarkan relasi 

tersebut dapat dipahaminya diantaranya adalah syukur dan zikir memiliki 

hubungan yang sangat erat tak terpisahkan. Dengan berzikir anda telah bersyukur 

dan dengan bersyukur anda telah berzikir. Adapun perbedaannya secara detail akan 

dijelaskan berikutnya.41 

 

38Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 137. 

39M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an, h. 190. 

40Tasmin Tangngareng, Zikrullah (Cet. I: Alauddin University Press. 2014), h. 13-14. 

41Muhammad Irham A Muin, “SYUKUR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN 

Muhammad,” SYUKUR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN Muhammad 5 (2017): 1–17. 
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Menurut Al-Habsyi żikir mengandung arti menceritakan, memuji dan 

mengingat. Sedangkan menurut istilah, dijelaskan dalam Ensiklopedia Hukum 

Islam, żikir dapat berarti suatu aktivitas berupa: 

a. Ucapan lisan, gerak raga, maupun getaran hati sesuai dengan cara-cara yang 

diajarkan agama, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. 

b. Upaya untuk menyingkirkan keadaan lupa dan lalai kepada Allah dengan selalu 

ingat kepadanya. 

c. Keluar dari suasana lupa, masuk dalam suasana musyahadah (saling 

menyaksikan) dengan mata hati, akibat didorong rasa cinta yang mendalam 

kepada Allah. 

Menurut Adz-ªaki>, dalam pelaksanaannya, żikir adalah suatu aktivitas 

yang bersifat keutuhan berapa mengingati wujud Allah dengan merasakan 

kehadiran-Nya di dalam hati dan jiwa, dengan menyebut nama-Nya yang 

suci,dengan senantiasa merenung hikmah dari penciptaan segala mahluknya, serta 

mengimplementasikan kegiatan itu kedalam bentuk perilaku, sikap, gerak, dan 

penampilan yang baik, benar dan terpuji, baik dihadapan-Nya maupun dibelakang-

Nya.42 

Dengan selalu mengingat Allah swt. hati akan tenteram, sebaliknya ketika 

jarang ingat kepada Allah swt. hati akan kering dan gersang. Sejauh mana seorang 

hamba bersungguh-sungguh ingin hidup dalam ketentraman hati, akan sangat 

terlihat dari berapa banyak waktu digunakan untuk mengingat Allah swt. Dengan 

żikir kepada Allah swt. akan memberikan daya terapi yang potensial untuk 

menunjukkan ketenangan dan ketentraman hati. Mengingat betapa pentingnya 

ibadah żikir sebagai salah satu cara untuk mendapatkan rasa tenang dan tenteram 

yang meliputi hampir semua bentuk ibadah dan perbuatan baik seperti tahmid, 

 

42Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, Energi Zikir, (Cet. I, Jakarta: Amzah, 

2008), h, 11. 
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shalat, membaca Al-Qur’an dan berdoa untuk menghindarkan diri dari kejahatan 

(al-Garūr).43 

Ibnu Qayyim al-Jauziah menyatakan bahwa faedah zikir lebih dari seratus. 

Di antaranya: 

1. Żikir dapat mengusir, mengekang dan meremukkan setan 

2. Żikir dapat mendatangkan ridha dari yang maha pengasih 

3. Żikir dapat menghilangkan rasa sedih dan gelisah dari hati 

4. Żikir dapat mendatangkan kebahagiaan dalam hati  

5. Żikir dapat menyinari wajah dan hati 

6. Żikir dapat menguatkan hati dan badan 

7. Żikir dapat mendatangkan rezeki 

8. Żikir dapat mendatangkan mahabbah (cinta) yang merupakan roh Islam, 

serta sumber kebahagiaan dan keselamatan. Allah telah menetapkan sebab 

bagi segala sesuatu. Dan dia menjadikan sebab dari mahabbah adalah 

ketekunan dalam berzikir. Barangsiapa ingin memperoleh cinta kasih 

Allah, maka dia harus selalu mengingat-Nya. Sebab, zikir adalah pintu 

mahabbah, syiarnya yang paling agung dan jalannya yang paling lurus. 

9. Żikir dapat mendatangkan murᾱqabah (perasaan selalu dalam pengawasan 

Allah), sehingga seseorang dapat masuk ke dalam pintu ihsan. Dia 

menyembah Allah seolah dia melihat-Nya. Seorang yang lalai dari zikir 

tidak akan mungkin sampai kepada maqam ihsan, sebagaimana seserang 

yang duduk tidak akan sampai kerumah yang ditujuinya.  

10. Żikir dapat mendatangkan inabᾱh, yakni kembali kepada Allah. Barang 

siapa banyak kembali kepada-Nya dengan zikir, maka hatinya akan selalu 

kembali kepada-Nya di setiap saat. Sehingga, Allah akan menjadi tempat 

 

43Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Cet. VIII; Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 

Pengamalan Islam (LPPI)), 2004), h. 44. 
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berlindung, tempat mengadu, kiblat hati dan tempat melarikan diri saat 

terjadi kesusahan dan bencana. 

11. Żikir dapat mendatangkan kedakatan dengan Allah. Sejauh zikir seseorang 

kepada Allah, sejauh itu pula kedekatannya dengan-Nya. Dan sejauh 

kelalaian seseorang terhadap Allah, sejauh itu pula jaraknya dari-Nya. 

Peringatan ini timbul kepada kaum musyrikin yang berfikir bahwasanya 

pengaruh duniawi, bisa terlepas dari azab akhirat sebagaimana yang telah 

dipahami dari zaman jahiliyah. Sebagaimana sisa jahiliyah itu masih juga banyak 

terdapat sampai sekarang dalam kalangan muslimin sendiri. Disekitar kadang 

melihat orang-orang yang berpengaruh, berpangkat, berkedudukan tinggi, yang 

jiwanya tidak dimasuki agama sedikitpun juga. Tetapi agama itu mereka ambil 

menjadi main-main, lalai mengelabui mata orang awam. Di waktu sembahyang 

hariraya diapun turut bersembahyang, padahal apa yang akan dibaca dalam 

sembahyangpun mereka tidak tahu.44 

Mengingat Allah swt. dengan cara berżikir adalah hal yang dapat 

menjauhkan dari perbuatan garu>r, dengan berżikir pikiran semakin terbuka, hati 

semakin tenteram, jiwa akan semakin bahagia serta nurani merasa aman, damai 

sentausa. Hal itu karena dalam mengingat Allah swt. terkadang nilai-nilai 

ketakwaan, keyakinan, ketergantungan, kepasrahan, baik sangka dan pengharapan 

kebahagiaan dari-Nya. 

 نَصَرَ  .2
Kata al-nas}r  dengan semua derivasinya dalam al-Mu’jam Al-Mufaharas, 

ditemukan sebanyak 159 kali, di 137 ayat dalam 46 surat. Secara etimologi al-nas}r  

adalah bentuk mas}dar dari kata kerja يَ نْصُرُ    -  yang terdiri atas huruf nu>n, s}ad نَصَرَ  

 

44Hamka, “Tafsir Al-Azhar 10,” Tafsir Al-Azhar (2015). 
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dan ra’ yang memiliki arti dasar pertolongan, kemenangan bantuan, keselamatan, 

pembelaan.45 

Al-Ra>gib al-As{faha>ini>, memberikan definisi al-nas}r  (pertolongan) dari hamba 

bagi Allah swt. adalah dengan cara beribadah hanya kepada-Nya, memelihara 

hokum-hukumnya, dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya.46 

Adapun tafsiran QS al-Mulk/67: 20-24, menjelaskan tentang orang-orang 

musyrik yaitu mereka meminta pertolongan rezeki selain dari Allah swt. serta 

mengingkari keyakinan mereka terhadap Allah swt.  

ذَا ٱلَّذِي هُوَ جُند فِرُونَ  إِنِ  ٱلرَّحََٰۡنِۚ  دُونِ  مِ ن ينَصُركُُم لَّكُمۡ  ٞ  أمََّنۡ هَٰ     غُرُور   فِ  إِلَّ  ٱلۡكَٰ
Terjemahnya: 

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat 
membelamu selain Allah yang maha pengasih, orang-orang kafir itu 
hanyalah dalam keadaan tertipu.47 

ذَا ٱلَّذِي    adalah istifhaam inkari (pertanyaan yang dimaksudkan untuk أمََّنۡ هَٰ

membantah mukha>t}ab). Allah swt. membantah orang-orang musyrik yang 

menyembah Tuhan lain bersama-Nya, demi mengharapkan pertolongan dan rezeki 

dari mereka, sembari mengingkari mereka atas apa yang mereka yakini, 

mengabarkan bahwa mereka tidak akan memperoleh apa yang mereka angan-

angankan.48 

Siapakah tentara atau penolong yang akan menolong kalian, menolak azab 

Allah swt. dari kalian, jika Dia menghendaki kejelekan kepada kalian? Realitanya 

kalian tidak mempunyai pelindung atau penjaga selain Allah swt. tidak pula 

 

45Muḥammad Fu‘ād ‘Abd Al-Bāqī, al-Mu’jam Al-Mufaharas li Alfāẓ Al-Qur’an Al-
Karīm, h. 702-704. 

46Abu> al-Qa>sim al-H{usaini al-Ra>gib al-As{faha>ni>, Mufrada>t Fi> Gari>b Al-Qur’an, h.  

47Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 563. 

48Wahbah al-Zuhai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manhaj, jilid 

15, h. 54.  
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mempunyai penolong selain Dia, Oleh karena itu, orang-orang kafir berada dalam 

tipu daya dan tipuan yang besar dari setan. Setan menipu mereka bahwa azab tidak 

turun kepada mereka. 

Ungkapan kata  ِمِ ن دُونِ ٱلرَّحََٰۡن "selain daripada AIIah" menunjukkan bahwa 

kelanggengan manusia di bumi dengan kekafiran dan kezaliman mereka adalah 

karena rahmat Yang Maha Pengasih yang rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. 

Ayat ini sebagai jawaban atas orang-orang kafir yang terhalang dari keimanan. 

Dalam dugaan dan keyakinan mereka yang salah, mereka bertopang pada kekuatan 

dari pihak lawan dan pembantu-pembantunya, sembari memberi tahu mereka 

bahwasanya tidak ada penolong bagi mereka selain Allah swt. Kemudian, Allah 

membantah prasangka mereka mengenai adanya zat yang dapat memberi rezeki 

selain Allah, (mereka berkeyakinan) berhala-berhala sebagai sumber semua 

kebaikan mereka dan penolakan bencana dari mereka.49 

 تَ قْوَ  .3
Kata takwa dalam Al-Qur’an ditemukan sebanyak 258 dengan berbagai 

macam bentuknya.50 Secara umum, kata takwa berasal dari bahasa Arab yakni 

taqwa (تقوى) merupakan bentuk mas}dar dari kata ittaqa>-yattaqi> ( يَ تَّقِيْ -اتِ َّقَى ) yang 

berarti menjaga diri dari segala yang membahayakan atau membawa mudarat 

(kebinasaan). Sementara pakar berpendapat bahwa kata ini lebih tepat 

diterjemahkan sebagai berjaga-jaga atau melindungi diri dari sesuatu.51 

Pengertian takwa mengandung makna yang bervariasi di kalangan ulama. 

Namun, semuanya bermuara kepada suatu pengertian yaitu seorang hamba 

meminta perlindungan kepada Allah swt. dari azab-Nya, hal ini dapat terwujud 

 

49Wahbah al-Zuhai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manhaj, jilid 

15, h. 55. 

50Muḥammad Fu‘ād ‘Abd Al-Bāqī, al-Mu’jam Al-Mufaharas li Alfāẓ Al-Qur’an Al-
Karīm, h. 758-761. 

51M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an, h. 988. 
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dengan melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi segala larangan-

Nya. Menurut ibn Fa>ris ibn Zakariah takwa dapat dipahami bahwa orang yang 

bertakwa kepada Allah swt. akan menolak sesuatu yeng mencelakakan dirinya dan 

menerima yang membahagiakan dirinya.52 Sementara itu menurut Al-Ra>gib al-

As}faha>ni>y, kata takwa berarti menjaga sesuatu barang dari sesuatu yang 

merugikan atau merusaknya.53 

Definisi takwa yang paling popular adalah “memelihara diri dari siksaan 

Allah swt. dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-

Nya,” atau lebih ringkas lagi “mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala 

larangan-Nya. 

Adapun peringatan manusia untuk bertakwa terdapat dalam QS Luqma>n/ 

31: 33, yakni: 

يَ  هَا ٱلنَّاسُ ٱت َّقُواْ   زيِ   لَّ   ارَبَّكُمۡ وَٱخۡشَوۡاْ يَ وۡم  يََٰٓ اۚ إِنَّ ئ  شَي ۡ   وَالِدِهِ ۦ  عَن جَاز   هُوَ  مَوۡلُود    وَلَ   وَلَدِهِ ۦ  عَن   وَالِد   يََۡ
 
 
يَا ٱلۡۡيََ وٰةُ  تَ غُرَّنَّكُمُ  فَلَا  وَعۡدَ ٱللََِّّ حَقي ن ۡ    ٱلۡغَرُورُ  بٱِللََِّّ  يَ غُرَّنَّكُم وَلَ  ٱلد 

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang 
(ketika itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak 
tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh janji Allah pasti 
benar, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, 
dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah.54 

Ayat di atas menegaskan bahwasanya Allah swt. memerintahkan manusia 

untuk bertakwa kepada-Nya, yaitu dengan mengerjakan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya, menyuruh mereka untuk memperhatikan hari Kiamat, hari 

yang sangat dahsyat, di mana pada hari itu tidak ada yang dipikirkannya selain 

dirinya. Dia mengingatkan mereka tentang hari itu agar membantu seorang hamba 

 

52Abu >al-H{usai>n Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakaria, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, h. 110. 

53Al-Ra>gib al-As{{faha>ni>, Mufrada>t Alfa>z{ al-Qur’a>n, tahqi>q S{afwa>n ‘Adna>n Da>wu>di >, h. 588. 

54Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 414. 
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dan memudahkannya dalam mengerjakan ketakwaan. Ini termasuk rahmat Allah 

swt. kepada hamba-Nya, Dia memerintahkan mereka bertakwa yang di sana 

terdapat kebahagiaan bagi mereka dan menjanjikan pahala untuk mereka, 

demikian pula mengingatkan mereka agar berhati-hati terhadap siksa-Nya, serta 

menyadarkan mereka dengan nasehat dan hal-hal yang menakutkan, maka segala 

puji bagi Allah swt. 

Dalam Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhai>liy menjelaskan bahwa ayat 

memberikan peringatan untuk manusia semuanya, baik yang kafir maupun yang 

mukmin, takutlah kalian kepada Allah swt. yang telah menciptakan kalian, 

memberi kalian rezeki,  berkat dan menundukkan alam ini untuk kepentingan dan 

kemanfaatan kalian. Waspada dan hati-hatilah kalian terhadap hukuman Allah 

swt. Takutlah kalian akan hari yang sangat mengerikan dan sangat dahsyat hiruk 

pikuknya, yaitu hari Kiamat. Pada hari Kiamat, orang tua tidak bisa melakukan 

apa pun dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk anaknya. Seandainya orangtua 

menawarkan dirinya untuk menebus anaknya, hal itu tiada akan diterima dan tiada 

akan pernah diperkenankan.  

Demikian pula, pada hari Kiamat, seorang anak tidak bisa melakukan apa 

pun dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang tuanya. Seandainya seorang anak 

menawarkan dirinya untuk menebus orang tuanya, hal itu tiada akan diterima dan 

tiada akan pernah diperkenankan. 

Hal itu karena pada hari Kiamat, tidak ada satu orang pun yang bisa 

memperoleh syafaat melainkan dengan izin Allah swt.  di sisi Allah swt. tidak ada 

yang berguna kecuali dengan amal saleh yang dikerjakan dalam kehidupan dunia. 

Selaniutnya, Allah swt. mengabarkan terjadinya hari Kiamat secara pasti  



113 
 

حَقي  ٱللََِّّ  وَعۡدَ   sesungguhnya janji Allah swt. tentang ba'ts, pahala dan إِنَّ 

hukuman adalah sesuatu yang haq, sungguh-sungguh benar dan pasti terjadi, tiada 

keraguan padanya, pasti ditepati dan tiada akan pernah disalahi. 

Peringatan tentang hari Kiamat tersebut  tentu menghendaki untuk 

menyiapkan diri  untuk menghadapi hari itu dan tidak terbuai oleh dunia karena 

itu, janganlah sampai kalian tertipu, terpedaya dan terbuai oleh gemerlapnya 

keindahan dunia, terpesona, terpikat dan tergila-gila kepada- Nya sehingga lupa 

kepada akhirat dan tidak bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan akhirat.  

Janganlah sampai setan bisa menipu, memperdaya dan membuai kalian 

dengan kesantunan Allah swt. kemurahan-Nya dan penangguhan-Nya kepada 

kalian, membuai kalian dengan janji ampunan dan mendorong kalian berbuat 

maksiat dengan menjadikan kemaksiatan tampak terlihat baik di mata kalian, 

membuat kalian memandang baik perbuatan maksiat, dan meniadikan kalian lupa 

kepada akhirat.55  

 تَ وكََّلْ  .4
Kata tawakkal terdapat dalam QS al-Mulk/67: 20. 

 ..……  يَ تَ وكََّلۡ عَلَى ٱللََِّّ فإَِنَّ ٱللَََّّ عَزيِز  حَكِيم   وَمَنْ ……
Terjemahnya:  

Barang siapa bertawakkal kepada Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.56 

Ayat ini berkenaan dengan perang Badar, dimana Allah swt. 

memperingatkan kaum Muslimin agar tidak terpengaruh oleh ucapan-ucapan yang 

dilontarkan musuh, ketika orang-orang munafik yang saat itu berada di Madinah 

dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata: apakah gerangan yang 

mendorong kaum muslimin untuk maju pertempuran di Badar, padahal jumlah 

mereka hanya sedikit, lebih kurang 300 orang dan jumlah musuhnya banyak sekali, 

 

55Wahbah al-Zuhai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manhaj, jilid 

11, h. 198-199. 

56Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 562. 
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keberanian mereka tidak lain hanya karena ditipu oleh agamanya. Kemudian Allah 

swt. membantah ucapan mereka dengan firman-Nya yang mengatakan “barang 

siapa yang bertawakal yakni berserah diri kepada Allah sambil berusaha sebatas 

kemampuannya, maka sesungguhnya Allah pasti membelanya karena Dia Maha 

Perkasa, tidak dapat dikalahkan lagi Maha Bijaksana sehingga semua tindakan-

Nya amat sesuai.57 

 Secara bahasa kata ‘tawakkal’ diambil dari Bahasa Arab  ْتَ وكَُل (tawakkul) 

dari akar kata ل  –ك    -و  (wakala) yang berarti lemah. Adapun  ْتَ وكَ ل(tawakkul) 

berarti mewakili dan menyerahkan segala perkara, ihktiar, dan usaha yang 

dilakukan kepada Allah swt. serta berserah diri sepenuhnya kepada Allah swt. 

untuk mendapatkan manfaat atau menolak yang mudarat. 

Tawakkal, membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain 

Allah swt. dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepadanya. Sikap 

tawakkal sangat bermanfaat untuk mendapatkan ketenangan hati, sebab apabila 

seseorang telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu 

dengan mengarahkan segala tenaga dan darah, membuat perencanaan yang sangat 

cermat dan detail melaksanakannya dengan penuh disiplin, dan melakukan 

pengawasan dengan ketat, kemudian kalau mengalami kegagalan ia tidak akan 

berputus asa. Dia menerimanya sebagai musibah, ujian dari Allah swt. yang harus 

dihadapi dengan sabar. Sebaliknya jika berhasil dengan baik dia pun bersyukur 

kepada Allah swt. dan tidak sombong karena dia yakin bahwa semua usahanya 

tidak akan berhasil tanpa izin dari Allah swt. Dengan demikian semua dihadapinya 

dengan tenang bila gagal bersabar dan bila berhasil dia pun bersyukur.58 

 

57M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam 
Kehidupan Masyarakat, jilid 5, h. 466. 

58Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak (Cet. IV; Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 

Pengamatan Islam LPPI, 2001), h. 123.  
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BAB V 

(PENUTUP) 

A. Kesimpulan 

Tesis ini membahas tentang Garu>r Perspektif Al-Qur’an (Suatu Kajian 

Tafsir Maud{u>’i>). Dalam pembahasan ini ada tiga poin yang bisa dijadikan 

kesimpulan: 

1. Hakikat Garu>r dalam Al-Qur’an adalah  tipuan atau ketidakberdayaan 

atau segala sesuatu yang membuat manusia tertipu yang datangnya dari 

harta, syahwat dan setan serta menjadikan ayat-ayat Allah swt. Al-Qur’an 

sebagai olok-olokan dan telah ditipu oleh kehidupan dunia sehingga 

berani mengatakan bahwa tidak ada hari berbangkit dan tidak ada hari 

hisab. Kata garu>r dan turunan katanya  disebutkan dalam Al-Qur’an dan 

kata yang lain yang seasal dengan kata itu disebut sebanyak 27 kali di 17 

surah dalam 20 ayat, 9 surah pada ayat-ayat makiyyah dan 8 surah pada 

ayat-ayat madaniyyah. 15 kali di dalam bentuk kata kerja dan 12 kali di 

dalam bentuk kata benda serta memiliki 13 derivasi. 

2. Wujud Garūr dalam Al-Qur’an adalah Setelah dilakukan penelitian 

ditemukan subjek dan objek garu>r, dimana setan sebagai pelaku utama 

dari garu>r, yang menjadi objeknya ialah manusia yang beriman. Setan 

memperdaya manusia dalam hal dunia, agama, aktivitas serta janji Allah 

swt dan Rasulullah swt.  Adapun kata ُُٱلۡغرَُور dan ُِٱلۡغرُُور (dengan alif la>m) 

dimaknai sebagai ketidakberdayaan manusia tentang kehidupan dunia 

yang meliputi: 1. La’b membuat asumsi tentang kehidupan, nyanyian 

serta senda gurau, 2. Lahw yakni memblanjakan harta untuk bersenang-

senang. 3. Zina>h yakni perhiasan yang menyebabkan kedurhakaan dan 
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kezaliman sehingga menyebabkan kesombongan. 4. Tafakhur yakni 

bermegah-megahan. 5. Taka>tsur yakni berkompetisi dalam hal materi. 

Sedangkan garu>r dengan kata غُرُورًا dan ُِغُرُور (tanpa Alif la>m) diartikan 

sebagi setan dalam ayat-ayat garu>r. Setan yang dimaksud ialah menggoda 

setiap mahluk serta mempunyai karakter buruk yang menyebabkan 

manusia jauh dari kebenaran dan ketaatan kepada Allah swt. dan Rasul-

Nya. Meliputi kejahatan, kedurhakaan, kekufuran dan karakter buruk 

lainnya yang menyesatkan manusia. Setan dari jenis jin dan iblis 

memperdaya manusia lewat bisikan melalui kalbu, pikiran, dan 

instingnya. Sedangkan setan dari golongan manusia memperdaya manusia 

melalui telinga, mata, dan penampilannya. Sehingga dengan hal tersebut 

diperlukan keimanan yang kuat agar manusia tidak tergelincir dari aturan 

yang telah ditentukan oleh agama.  

3. Dampak Garu>r dalam Al-Qur’an diakibatkan karena faktor eksternal dan 

internal. Sehingga mendapatkan balasan di akhirat dan dunia berupa azab 

yang sangat pedih yakni minuman dari air yang mendidih dan ditujukan 

kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang mukmin yang 

berbuat maksiat.  

B. Implikasi Penelitian 

Kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh sandiwara dan hura-hura. Oleh 

karena itu, manusia harus menyadari bahwasanya salah satu kelemahan yang terdapat 

dalam dirinya ialah terperdaya oleh tipuan setan. Dengan menyakini adanya Allah swt. 

menjalankan perintah dan menjauhi larangannya serta mengikuti jejak Rasulullah saw. 

adalah bentuk untuk terhindar dari garu>r. 
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