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KATA PENGANTAR 

 

 

، دَ لِلهِِ مَح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوحذُ بِِلِلهِ مِنح شُرُوحرِ  إِنَّ الْح نُهُ وَنَسح تَعِي ح أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيهِئَاتِ أَعحمَالنَِا، مَنح نََحمَدُهُ وَنَسح
دَهُ لَاشَ  ُ وَحح هَدُ أَنح لَا إلِهَ إِلاَّ الِله ُ فَلاَ مُضِلَّ لهَُ، وَمَنح يُضحلِلح فَلاَ هَادِيَ لهَُ، وَأَشح دِهِ الِله ريِحكَ لَهُ، يَ هح

هَدُ أَنَّ   مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُلُهُ   وَأَشح
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al-Qas}as}/28: 7). 
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program Pasca Sarjana, UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2022. 
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penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, penulis merasa sangat perlu menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik yang telah membimbing, 

mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 ب 

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 ت 

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 ث 

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 

 

Jim J 

 

Je 

 ح 

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

Kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

Dal 

 

D 

 

De 

 ذ 

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

Ra 

 

R 

 

Er 

 ز 

 

Zai 

 

Z 

 

Zet 

 س  

 

Sin 

 

S 

 

Es 

 ش  

 

Syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط  

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ  

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع  

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 غ  

 

Gain 

 

G 

 

Ge 

 ف 

 

Fa 

 

F 

 

Ef 

 ق  

 

Qaf 

 

Q 

 

Qi 

 ك 

 

Kaf 

 

K 

 

Ka 

 ل  

 

Lam 

 

L 

 

El 

 م 

 

Mim 

 

M 

 

Em 

 ن 

 

Nun 

 

N 

 

En 

 و 

 

Wau 

 

W 

 

We 

 هـ 

 

Ha 

 

H 

 

Ha 

 ء 

 

Hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 ى 

 

Ya 

 

Y 

 

Ye 

 

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

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

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : هَوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

Nama Huruf Latin Nama 
Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ahَ dan ya>’ 

 

ai a dan i  ىح َ  
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

وح  َ  

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ahَdan alif atau ya>’ 

 

ى | ... َ  ا ... َ   

d}ammah dan wau 

 

 و ُ 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

  ى
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 <rama : رَمَىَ

 qi>la : قِيْلََ 

 yamu>tu : يمَُوْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

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

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

 al-h}ikmah : الَْحِكْمَةَُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ََ  <rabbana : رَبَّنا

ََ يْنا  <najjaina : نَجَّ
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 al-h}aqq : الَْحَقَّ

مََ  nu“ima : نعُِّ

 aduwwun‘ : عَدُوَ 

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

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

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ََال  

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَُ

لْزَلَة ََالَزَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةََ

 al-bila>du : الَْبلادََُ
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7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تأَمُْرُوْنََ

عَُالَنَّوَْ  : al-nau‘ 

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أمُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

Contoh: 

   billa>h بِاللَِ  di>nulla>h دِيْنَُاِللهَ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هُمَْفيَِْرَحْمَةَِاِللهَ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

as. = ‘alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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SM = Sebelum Masehi 

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

Nama : Chalid 

Nim : 80600220002 

Judul : Motivasi Spiritual Persalinan Dan Pasca Persalinan (Suatu 

Analisis Komparatif  Kasus Maryam dan Ummi Mu>sa> 

Dalam QS. Maryam/19: 22-26 Dan QS. Al-Qas}as}/28: 7) 

Pokok masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana 

Motivasi Spiritual dalam al-Qur’an lalu dijabarkan ke dalam sub-sub masalah yaitu 

Bagaimana Hakikat Motivasi Spiritual? Bagaimana Motivasi Spiritual Maryam 

QS. Maryam/9: 22-26 dan Ummi Mu>sa> QS. Al-Qas}as}/28: 7? Bagaimana Analisis 

Perbandingan Motivasi Spiritual Kasus Maryam QS. Maryam/9: 22-26 dan Ummi 

Mu>sa> QS. Al-Qas}as}/28: 7? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

secara komprehensip mengenai motivasi spiritual yang terdapat pada QS. 

Maryam/19: 22-26 dan QS. Al-Qas}as}/28: 7.  

Penulis menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan Tafsir, 

pendekatan Psikologis, pendekatan Medis dan pendekatan Gender. Penelitian ini 

tergolong library research. Pengumpulan data dikumpulkan dengan mengutip, 

menyadur dan menganalisis serta dengan menggunakan dua teknik interpretasi 

yaitu interpretasi tekstual dan interpretasi kultural terhadap literatur-literatur 

yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, 

kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Dan penelitian ini juga menggunakan 

metode tafsir muqa>ran tehadap data yang terkumpul. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat motivasi spiritual 

adalah motivasi yang merupakan faktor penggerak yang menyebabkan seseorang 

melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang berlandaskan keyakinan 

kepada apa yang diyakini. Adapun motivasi spiritual pada QS. Maryam/19: 22-26 

dan QS. Al-Qas}as}/28: 7 yaitu Maryam mendapatkan Motivasi dari Allah melalui 

Jibril, dengan kata lain yaitu motivasi bersifat ekstrensik atau motivasi yang 

berasal dari selain dirinya adapun faktor kemunculan motivasi tersebut bersifat 

internal dan Eksternal, karena disebabkan oleh pengaruh dari dalam dirinya sendiri 

dan dari luar dirinya. Sedangkan Ummi Mu>sa> mendapatkan motivasi dari Allah 

yang bersifat Motivasi Intrinsik atau yang berasal dari dalam dirinya dan faktor 

kemunculan motivasi tersebut bersifat eksternal, karena disebabkan oleh pengaruh 

luar. Maka dari itu perbedaan dan persamaan pada kisah Ummi Mu>sa> dan Maryam 

adalah berbeda dari 1) posisi keadaannya, 2) latar belakang faktor peristiwanya 3) 

perbedaan konteks lafazh ayat. Sedangkan persamaannya yaitu 1) persamaan 

lafazh الْزن sebagai bentuk motivasi spiritualnya, 2) persamaan pada sifat 

ketakwaan dan kepasrahan kepada Allah Swt. 

Penelitian diharapkan mempunyai implikasi positif kepada pembaca secara 

umum, bahwa seberat apapun problematika kita, terkhusus Ibu bersalin dan pasca 

bersalin, motivasi spiritual dari Allah Swt dapat kita raih sepenuhnya dengan 

meningkatkan ketakwaan keimanan dan kepasrahan kita kepada takdir Allah Swt. 
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ABSTRACT  

Name    : Chalid  

Reg. Number : 80600220002  

Title    : Spiritual Motivation during Childbirth and Postpartum 

Periods (A Comparative Analysis of Maryam and Ummi Musa 

Cases in Surah Maryam/19: 22-26 and Surah Al-Qasas/28:7)  

 
The main problem addressed in this research is how spiritual motivation is 

depicted in the Quran. The problem is further elaborated into several research 

questions as follows: what is the essence of spiritual motivation? how is the 

spiritual motivation of Maryam in Surah Maryam/19:22-26 and Ummi Musa in 

Surah Al-Qasas/28:7? and, what is the comparative analysis of spiritual motivation 

between the cases of Maryam in Surah Maryam/19:22-26 and Ummi Musa in Surah 

Al-Qasas/28:7? The research aims to provide a comprehensive grasp of the 

spiritual motivation presented in Surah Maryam/19:22-26 and Surah Al-

Qasas/28:7.  

The researcher employs four approaches: Interpretive, Psychological, 

Medical, and Gender approaches. This study is under the domain of library 

research. The data collection involves citing, paraphrasing, analyzing, and utilizing 

two interpretation techniques – textual interpretation and cultural interpretation – 

of representative literature relevant to the discussed issue, followed by review and 

conclusion. The research also employs comparative interpretation method (tafsir 

muqaran) on collected data.  

The research results reveal that the essence of spiritual motivation is the 

driving force that leads an individual to engage in specific activities to achieve 

goals based on their belief. The spiritual motivation in Surah Maryam/19:22-26 

and Surah Al-Qasas/28:7 depicts Maryam receiving motivation from Allah through 

Jibril, implying extrinsic motivation, or motivation originating externally. The 

emergence factors of this motivation are both internal and external, influenced by 

factors within herself and external influences. On the other hand, Ummi Musa 

receives intrinsic motivation from Allah, originating internally, with the 

emergence factor being external due to external influences. Therefore, the 

differences and similarities in the stories of Ummi Musa and Maryam are distinct 

in terms of 1) their circumstances, 2) the background events, and 3) the different 

context of the verses. However, the similarities lie in 1) the shared wording of َالحزن 
as a form of their spiritual motivation, and 2) the common attributes of piety and 

submission to Allah.  

The research is expected to have a positive implication on readers in 

general, especially for women during childbirth and postpartum periods, that no 

matter how challenging the conditions are, particularly in maternal situations, 

spiritual motivation from Allah can be fully attained by increasing our piety, faith, 

and submission to His will. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Kehamilan adalah salah satu masa kritis yang dialami seorang wanita. 

Situasi kehamilan ini menimbulkan perubahan yang drastis, bukan hanya 

kondisi fisik tetapi juga, kondisi psikologis dan lingkungan sosialnya. 

Terutama memasuki kehamilan trimester ketiga, di mana sang Ibu sudah 

memikirkan masa persalinan.1 Perubahan fisik yang dirasakan Ibu pada bagian 

perut yang sudah semakin membesar, pembengkakan pada bagian kaki dan 

betis dan juga perasaan ketidaknyamanan yang semakin terasa seperti sakit 

punggung, susah bernafas, seringnya buang air kecil dan lain sebagainya. 

Selain itu, akibat kehadiran janin juga akan berpengaruh pada bagian 

faali tubuhnya. Misalnya cepat lelah, mual dan sebagainya. Sedangkan dari 

lingkungan sosialnya, seorang wanita hamil akan dituntut untuk berperan 

sosial lebih matang dari masa sebelum kehamilannya.2 Setiap proses kehamilan 

dari seorang ibu Yaitu sejak masuknya sperma kedalam rahim sampai kepada 

proses melahirkan, senantiasa dipengaruhi oleh faktor-faktor psikis tertentu. 

Ada beberapa macam variasi dari sifat reaksi psikis terhadap kehamilan. 

Seperti misalnya rasa kekhawatiran, ketakutan atau kebahagiaan. Hal tersebut 

merupakan reaksi yang berbeda-beda yang dirasakan masing-masing seorang 

ibu yang Hamil. Faktornya bisa datang dari Ibu hamil itu sendiri, Suami, 

 

1 Arifin Murtiningsih, Mengenal Baby Blues dan Pencegahannya,(Cet. I; Jakarta: Dunia 

Sehat, 2012), h. 2 

2 Hasibuan, R dan Simatupang, N.“Kecemasan Pada Kehamilan Pertama”,  (Cet.I; Jakarta: 

Erlangga, 2007), h. 23 
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Rumah tangga dan lingkungan sekitarnya, bahkan yang lebih luas 

biasanya datang dari Adat Istiadat, tradisi, dan kebudayaan.3 

Sebuah peristiwa luar biasa yang sangat berat dirasakan seorang 

perempuan pada proses kehamilan, melahirkan dan menyusui, bahkan bisa 

berdampak pada psikologisnya. Sebagaimana yang digambarkan dalam al-

Qur’an QS. Luqman/31: 14. tentang beratnya beban yang di hadapi perempuan 

saat hamil, melahirkan dan menyusui.  

لُهُۥ فِ عَامَيِۡۡ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِ وَ  لِدَيۡهِ حََلََتۡهُ أمُُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىَٰ وَهۡن وَفِصََٰ نَ بِوََٰ نسََٰ نَا ٱلِۡۡ لِدَيۡكَ وَوَصَّي ۡ لِوََٰ
   ١٤إِلََِّ ٱلۡمَصِيُر 

   

Terjemahnya: 

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 

orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah 

kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Akulah 

kembalimu.4 

Menjadi seorang Ibu tidak selamanya menyenangkan. Faktanya dalam 

diri seorang Ibu seringkali menimbulkan konflik terhadap dirinya sendiri. Pada 

pekan pertama  setelah melahirkan, seorang Ibu Bersalin membutuhkan 

habituasi terhadap fisik maupun psikisnya. Dalam proses habituasi tersebut 

sebagian Ibu berhasil menyesuaikan dirinya dengan baik tetapi sebagian 

lainnya tidak berhasil beradaptasi dan mengalami berbagai gejala  dan 

gangguan psikologis atau Syndrome yang disebut Post-partum Blue atau Baby 

Blues.5 

 

3 Kartono, Perkembangan Psikologi Anak (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2007), h. 13 

4 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-

Istiqamah, (Cet.II Jakarta: alHadi, 2015),  H. 412 

5Rini. S, dan Kumala. F, Panduan Asuhan Nifas dan Evidence Based Practice (Cet; I, 

Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), h. 44   
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Baby Blues Syndrome merupakan syndroma gangguan afek ringan 

yang umumnya dijumpai pada minggu awal sesudah persalinan. Peristiwa 

Baby Blues Syndrome memuncak pada hari ke 3 hingga kelima serta bertahan 

dalam rentang waktu 14 hari sesudah persalinan.6 

World Health Organisation (WHO) memprediksi peristiwa Baby 

Blues Syndrome ringan pada tahun 2010 berkisar 10 per 1000 kelahiran hidup 

dan kejadian yang sedang atau berat sebesar 30 sampai 200 per 1000 kelahiran 

hidup. sementara itu, pada tahun 2017 angka peristiwa Baby Blues Syndrome 

sekitar 30-70%.7 

Insiden Baby Blues Syndrome ini bermacam-macam bentuk nya di 

seluruh dunia. Di Asia angka peristiwa Baby Blues Syndrome ini antara 26-

85% dan di Indonesia sendiri angka peristiwa Baby Blues Syndrome ini sekitar 

50-70%.8 

Peristiwa Baby Blues Syndrome di Indonesia 1 hingga 2 per 1000 

kelahiran. 50 sampai 60% mengidap Baby Blues Syndrome pada kelahiran 

buah hati yang pertama dan kisaran 50% wanita yang mengidap Baby Blues 

Syndrome ini mempunyai riwayat keluarga yang memiliki gangguan mood9 

Menurut Bahiyatun, Baby Blues merupakan masa-masa emosional 

stress atau depresi yang 80% biasanya berlangsung pada ibu setelah 

melahirkan10 

 

6 Arifin Murtiningsih, Mengenal Baby Blues dan Pencegahannya, h. 2 

7 WHO, “Post-Partum Depression In India”, Bulletin of The World Health Organization 

(2017)  

8 Susanti dan Lina Wahyu, “Faktor Terjadinya Baby Blues Syndrome pada Ibu Nifas di 

BPM Suhatmi Puji Lestari” Vol. 2 No. 3,  (2018) 

9 Dira dan Wahyuni, “Prevalensi dan Faktor Resiko Depresi PostPartum di Koat Denpasar 

Menggunakan Edinburgh Postnatal Depression Scale”, E-Jurnal Medika, 5. No. 7, h. 6 

10Krisdiana,Dkk “Gambaran Faktor-faktor Resiko Post-Partum Blues di Wilayah Kerja 

Puskesmas Blora”, Jurnal Kebidanan. Vol. 2 No.: 54-64  
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Kondisi psikologis Ibu Bersalin akan mengalami keadaan naik turun, 

yang dapat disebabkan oleh banyak hal seperti keinginan ideal  perorangan 

untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu; mengatur waktu 

kelahiran; mengatur kondisi potongan tubuh saat hamil; sikap menerima 

tidaknya kehamilan; kondisi hubungan suami-istri; kondisi ketersediaan 

sumber sosial; pengalaman perorangan menghadapi komplikasi persalinan dan 

lainnya11 perubahan-perubahan yang rinci tersebut apabila tidak di dukung 

oleh lingkungan sosialnya maka akan sangat terasa berat bagi Ibu bersalin. 

Selama masa kehamilan, seorang wanita mengalami banyak perubahan. 

Perubahan yang terjadi meliputi hampir keseluruhan aspek kehidupan wanita 

tersebut, baik dalam aspek biologis, psikologis, sosiokultural, hingga spiritual. 

Hal-hal tersebut, memicu proses adaptasi dalam diri ibu hamil. Salah satu 

adaptasi yang dapat dilakukan yakni adaptasi spiritual.12 

Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan 

kesejahteraan seseorang.13 Spiritualitas tidak hanya memperhatikan apakah 

hidup itu berharga, namun juga berfokus pada mengapa hidup itu berharga. 

Menurut Fontana dan Davic dalam jurnal yang ditulis oleh Nursani, spiritual 

lebih sulit didefinisikan dibanding agama, para psikolog akhirnya membuat 

definisi spiritual, pada dasarnya spiritual memiliki beberapa arti. Diluar konsep 

agama, spiritual dapat diartikan sebagai orang dengan Spirit atau menunjukkan 

Spirit tingkah laku. Pada umumnya, Spirit selalu dihubungkan sebagai faktor 

 

11 Malonda, BF. “Sosial-Budaya, Gangguan Fisik Pasca-Salin” (Cet.I; Jakarta: Bina 

Pusaka, 2003), h. 43  

12 Sri Nurhayati, “Hubungan Spiritual Support Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil 

Trimeseter III di Era Pandemi Covid-19”  Jurnal Wacana Kesehatan. Vol. 6, No. 2 (2021), h. 98  

13 Sri Nurhayati, “Hubungan Spiritual Support Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil 

Trimeseter III di Era Pandemi Covid-19” h.98 
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kepribadian. Secara pokok, spirit merupakan energi baik secara fisik dan 

psikologi.14 

Adaptasi spiritual seorang ibu hamil dapat diwujudkan dengan cara 

mengingat kembali bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini merupakan 

kehendak Allah, Tuhan semesta alam. Adaptasi spiritual yang dilakukan setiap 

individu dapat berbeda sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 

Wanita hamil cenderung mencari cara untuk bebas dari rasa cemas, tegang, 

was-was, depresi dan lain sebagainya dengan memanjatkan doa yang pada 

intinya memohon kepada Allah agar diberi ketenangan, kesejahteraan, dan 

keselamatan baik selama hamil maupun setelah melahirkan.15 

Wanita hamil berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga 

dapat menerima dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang dialami. 

Pendekatan kepada Allah tidak semata-mata untuk mendapatkan ketenangan 

emosional saja, tetapi juga untuk memohon kesehatan janin yang 

dikandungnya khususnya kesehatan spiritual. Kebutuhan spiritual pada 

dasarnya terbentuk atas keyakinan dalam diri ibu bersalin, namun juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keluarga, latar belakang etnik dan 

budaya.16 

Secara eksplisit, al-Qur’an menyebutkan bahwa Ibunda Musa A.S ketika 

diberi ujian oleh Allah pada QS. Al-Qas}as}/28: 7: 

 

 

14 Nursani, I, “Correlation Between Spiritual Support and Family Resiliency in Patient on 

Hemodialysis” Vol. 9 No. 4. (2018), h. 78 

15 Sri Nurhayati, “Hubungan Spiritual Support Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil 

Trimeseter III di Era Pandemi Covid-19” h. 99 

16 Sri Nurhayati, “Hubungan Spiritual Support Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil 

Trimeseter III di Era Pandemi Covid-19”  h. 99 
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إِلََٰٓ أمُهِ مُو  نَآ  زَنِِۖٓ إِنََّّ وَأوَۡحَي ۡ سَىَٰٓ أَنۡ أرَۡضِعِيهِِۖ فإَِذَا خِفۡتِ عَلَيۡهِ فأَلَۡقِيهِ فِ ٱلۡيَمهِ وَلَا تََاَفِ وَلَا تََۡ
  ٧راَدُّٓوهُ إلِيَۡكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِيَۡ 

Terjemahnya: 

Dan kami ilhamkan kepada ibu Mu>sa>; "Susuilah dia, dan apabila kamu 

khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah 

kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya 

Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah 

seorang) dari para rasul.17 

Al-Qur’an menggambarkan bahwa betapa takutnya Ummi Mu>sa> terhadap 

kezaliman kepemimpinan Fir’aun yang ketika seorang anak pria  dilahirkan maka 

akan segera di bunuh, terpaksa harus berpisah dan menghanyutkan anaknya ke 

sungai Nil.  

Sedangkan pada QS. Maryam/19: 22-26, 

تَنِِ  ٢٢۞فَحَمَلَتۡهُ فٱَنتَ بَذَتۡ بِهِۦ مَكَانَّ قَصِيها   فأََجَاءَٓهَا ٱلۡمَخَاضُ إِلََٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ قاَلَتۡ يََٰلَي ۡ
ذَا وكَُنتُ نَسۡيا مَّنسِيها   تَ  ٢٣مِتُّ قَ بۡلَ هََٰ زَنِ قَدۡ جَعَلَ ربَُّكِ تََۡ تِهَآ أَلاَّ تََۡ هَا مِن تََۡ كِ  فَ نَادَى َٰ

قِطۡ عَلَيۡكِ رُطبَا جَنِيها   ٢٤سَريّه   ذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ تُسََٰ فَكُلِي وَٱشۡرَبِ وَقَ رهيِ  ٢٥وَهُزهيِٓ إلِيَۡكِ بِِِ
 فإَِمَّا تَ رَيِنَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدا فَ قُولِٓ إِنهِ نذََرۡتُ للِرَّحَََٰۡنِ صَوۡما فَ لَنۡ أُكَلهِمَ ٱلۡيَ وۡمَ إِ 

  ٢٦نسِيها  عَيۡناِۖ
 

 

Terjemahnya: 

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan 

kandungannya itu ke tempat yang jauh. 23. Maka rasa sakit akan melahirkan 

anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: 

"Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang 

yang tidak diperhatikan, lagi dilupakan". 24. Maka Jibril menyerunya dari 

tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya 

Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. 25. Dan goyangkanlah 

pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan 

buah kurma yang masak kepadamu. 26. Maka makan, minum dan bersenang 

hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: 

"Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha 

Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini". 18 

 

17 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-

Istiqamah, H. 386 

18 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-

Istiqamah, H. 306-307 
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Pada ayat di atas menunjukkan bahwa luar biasanya Maryam menghadapi 

kondisi terberat bagi seorang wanita; sendirian, terasing tanpa ada orang yang 

menemani,  Sakit proses melahirkan, kelaparan dan kehausan sampai jika Maryam 

bisa memilih, maka Dia akan Memilih Untuk lebih baik mati sebelum diberikan 

ujian ini atau tidak diperdulikan dan di asingkan.  

Dengan demikian, Kedua kisah yang disebutkan oleh al-Qur’an tersebut, 

yaitu kisah Ummi Mu>sa> A.S, dan Maryam Ibunda Isa A.S  menggambarkan bahwa 

Motivasi Spiritual terhadap Ibu Bersalin itu sangat dibutuhkan. Maryam A.S 

mengasingkan diri tanpa ada orang yang menemani sehingga harus melewati 

Ujian-ujian, serta tidak adanya dukungan sosial sedikitpun, akan tetapi cacian dan 

hinaan lah  yang dilontarkan oleh penduduk masyarakat pada saat itu.  Sedangkan 

Ummi Mu>sa>, menghanyutkan anaknya karena takut atas penguasa Fir’aun pada 

saat itu.  

Maka dari itu, berdasarkan data, fakta dan permasalahan yang dipaparkan 

di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Motivasi Spiritual Persalinan dan 

pasca persalinan, dilihat dari Kasus Ummi Mu>sa> dalam QS. Al-Qoshash/28: 7 dan 

Kasus Maryam dalam QS. Maryam/19: 22-26. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menganalisa dan membandingkan Motivasi Spiritual terhadap kedua Kisah di atas.  

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, 

maka lahirlah penelitian penulis dengan judul “Motivasi Spiritual Persalinan dan 

Pasca Persalinan (Analisis Komparatif Kasus  Maryam dan Ummi Mu>sa> QS. 

Maryam/19: 22-26 dan QS. Al-Qas}as}/28: 7 )” 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dikemukakan sub-sub 

masalah sebagai berikut: 

 

  



8 

 

 

 

1. Bagaimana Hakikat Motivasi Spiritual? 

2. Bagaimana Motivasi Spiritual  Maryam QS. Maryam/9: 22-26 dan 

Ummi Mu>sa> QS. Al-Qas}as}/28: 7? 

3. Bagaimana Analisis Perbandingan Motivasi Spiritual Kasus Maryam 

QS. Maryam/9: 22-26 dan Ummi Mu>sa> QS. Al-Qas}as}/28: 7? 

B. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Judul tesis ini adalah Motivasi Spiritual Persalinan dan Pasca Persalinan  

(Analisis Komparatif Terhadap Kasus Maryam dan Ummi Mu>sa> QS. Maryam: 22-

26 dan QS. Al-Qas}as}:7). Adapun alasan peneliti memilih QS. Maryam/9: 22-26 

dan QS. Al-Qas}as}/28:7 karena pada kedua kisah tersebut, al-Qur’an memberikan 

kita petunjuk bahwa pentingnya Motivasi Spiritual terhadap  Ibu bersalin dan 

pasca bersalin, kemudian  menunjukkan bahwa minimnya Adaptasi Spiritual dan 

dukungan sosial, baik dari keluarga, suami, orang tua dan kerabat lainnya, itu 

menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penyebab seorang Ibu bersalin 

maupun pasca bersalin dilanda Baby Blues.  

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dalam 

pembahasan tesis ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka peneliti 

memberikan uraian dari judul tesis ini, sebagai berikut: 

1. Motivasi Spiritual 

Definisi kata spiritual adalah sesuatu yang dipercayai oleh seseorang 

tentang hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi, kemudian memunculkan 

suatu kebutuhan atau kecintaan terhadap Tuhan, dan memicu permohonan maaf 

atas segala kesalahan yang telah dilakukan.19 Menurut Hamid, spiritual adalah 

keyakinan terhadap hal yang berhubungan dengan yang Maha Kuasa dan Maha 

Pencipta. Walaupun telah didefinisikan, setiap individu memiliki pemahaman 

 

19 Roff,L. “Spiritual Support and African American Breast Cancer Survivors.”  Journal of 

Women and Social Work, Vol. 3, No. 24, (2009), h. 285  
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tersendiri tentang spiritualitas. Perbedaan pemahaman dan konsep spiritualitas 

dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup seseorang, serta 

persepsi individu tentang hidup dan kehidupan20 

2. Persalinan 

Para ahli berbeda pendapat mengenai pengertian persalinan. 

Diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Rustam Mochtar, Persalinan adalah proses pengeluaran hasil 

konsepsi (Janin dan Uri) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar 

kandungan melalui jalan lahir atau bukan jalan lahir, dengan bantuan atau 

tanpa bantuan. 

b. Menurut Sarwono Priwohardjo, Persalinan adalah proses membuka dan 

menipisnya serviks, hingga janin turun ke dalam jalan lahir. Kelahiran 

adalah proses di mana janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan 

lahir.21 

c. Menurut JNPK-KR, persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta dan 

selaput ketuban keluar dari uterus Ibu. Persalinan dimulai sejak uterus 

berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks (membuka dan 

menipis) dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap.22 

Di antara pengertian beberapa ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

serangkaian kejadian di mana terjadi dilatasi serviks , lahirnya bayi yang cukup 

bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dari rahim 

Ibu. 

 

20 Nursani, I, “Correlation Between Spiritual Support and Family Resiliency in Patient on 

Hemodialysis” h. 80 

21 Annisa UI, dan Mutmainnah, dkk. “Asuhan Persalinan Normal dan bayi baru Lahir”. 

(Cet. I, Jakarta: CV. Trans Info Media, 2009), h. 3 

22 Ai Yeyeh, dkk, Asuhan Kebidanan 2 (Persalinan), (Jakarta: CV. Trans Info Media, 

2009), Cet. Ke-1, h. 2 
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3. Tafsir Muqaran (Komparatif) 

Kata Tafsir berasal dari perkataan bahasa Arab yang hanya 

dipergunakan sekali dalam al-Qur’an dan sekali dalam hadis Nabi saw. Dilihat 

dari bentuknya merupakan mas}dar  dari kata kerja فَسَّرَََ  yang berakar dari huruf 

fa, sin dan ra dengan makna pokok yaitu keadaan jelas atau nyata dan aktivitas 

memberikan penjelasan.23 

Pengarang kitab Lisa>n al-Arab mengaitkannya secara ringkas dengan 

Kasyf al-Mugat}t}a> yang berarti penjelasan dari sesuatu hal yang masih tertutup 

yaitu penjelasan maksud yang sukar dari suatu lafal ayat.24 Sementara itu, 

secara singkat al-Z|ahabi mengartikannya dengan al-I<d}a>h} wa al-Tabyi>n yaitu 

penjelasan dan keterangan.25 

Adapun pengarang al-Majmu’ al-Wasi>t sebagaimana yang dikutip oleh 

Abd. Muin Salim mengemukakan bahwa ََ  bermakna menjelaskan yaituتفسير

wad}ah}a atau membuka sesuatu yang teretutup seperti penelitian seorang 

dokter atau mengungkap maksud yang dikehendaki suatu lafal yang musykil.26 

Sedangkan secara terminologi, yaitu: 

1. Menurut al-Z}arqa>ni bahwa tafsir adalah Ilmu yang mempelajari isi 

kandungan al-Qur’an dari segi dalalahnya dari apa yang dikehendaki 

oleh Allah swt. Sesuai dengan kemampuan manusia.27 

 

23 Abu> al-H}usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz IV, h. 504 

24 Muhammad bin Mukarram bin ‘Ali Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n ibn Manz}u>r al-Ans{a>ri< al-

Ruwaifi’i> al-Ifri>qi>, Lisa>n al-‘Arab, Juz VIII (Cet. III; Bairu>t}: Da>r al-S{a>dir, 1414 H), h. 119-120. 

25 Muh}ammad Husain al-Z}ahabi>, al-Tafsi>r waa al-Mufassiru>n, (al-Qa>hirah: Maktabah 

Wahbah, t.th),h.12 

26 Abd Mu’in Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud{u>’i, (Jakarta: Pustaka Arif, 

2012), h. 1 

27 Muhammad Abdul-‘Az}i>m al-Zarqa>ni, Mana>hil al-‘Irfa>n fi ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Juz, I(Cet. 

III; t.t.: ‘Isa> al-Ba>bi> al-H}a>labi ,t.th.) h. 471-472  
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2. Menurut al-Zarkasyi> bahwa tafsir adalah Ilmu yang akan mengantarkan 

seseorang untuk memahami al-Qur’an yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad saw. Dengan cara menjelaskan maknanya serta 

mengeluarkan hukum dan hikmahnya.28 

Muqa>ran berasal dari kata qa>rana-yuqa>rinu-muqa>ranatan, yang 

artinya menggandeng, menyatukan atau membandingkan, kalau dalam 

bentuk mashdar artinya perbandingan.29 Sedangkan menurut istilah, 

metode Muqaran adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an 

yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Metode ini mencoba untuk 

membandingkan ayat-ayat al-Qur’an antara yang satu dengan yang lain 

atau membandingkan ayat al-Qur’an dengan dengan Hadis nabi serta 

membandingkan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat-ayat al-

Qur’an.30  

Nasharuddin Baidan dalam bukunya menuturkan bahwa tafsir  

Muqaran adalah tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau 

komparasi. Bahwa yang dimaksud dengan metode Komparatif adalah 

metode ini seorang mufassir melakukan perbandingan antara lain: 

1. Teks ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki persamaan atau kemiripan 

redaksi dalam dua kasus atau lebih , atau memilih redaksi yang berbeda 

bagi satu kasus yang sama, 

2. Ayat-ayat al-Qur’an dengan Hadis yang pada lahirnya terlihat 

bertentangan, 

 

28 Badr al-Di>n Muhammad bin ‘Abdillah bin Baha>diral-Zarkasyi>, al-Burh>an fi Ulu>m al-

Qur’a>n, Juz I ( Cet. I; Mis}r: Da>r al-Ihya>’ al-Kutu>b al-‘Arabiyyah, 1957 M/1376 H), h. 147-148 

29 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, (Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2014), , h. 117 

30 Nasharuddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, (Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), , h. 381 
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3. Berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur’an.31 

Anshori juga mengungkapkan pendapat yang senada di dalam 

bukunya bahwa metode Muqaran adalah metode yang membandingkan 

ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang 

berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda dan yang memiliki 

redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau yang diduga 

sama. Yang termasuk juga objek bahasan ini ialah membandingkan ayat-

ayat al-Qur’an dengan hadis-hadis Nabi Saw. Yang tampaknya 

bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir 

menyangkut penafsiran ayat-ayat al-Qur’an .32 metode ini oleh mufassir 

dilakukan dengan jalan mengambil sejumlah ayat al-Qur’an kemudian 

mengemukakan penjelasan para mufassir baik dari kalangan salaf ataupun 

khalaf, baik tafsirnya Bil ma’tsu>r maupun Bil ra’yi, dengan kecenderungan 

yang berbeda-beda mengungkap dan membandingkan satu dengan yang 

lainnya, menjelaskan siapa diantara mufassir yang penafsirannya 

dipengaruhi perbedaan mazhab atau yang penafsirannya ditujukan untuk 

melegitimasi suatu golongan tertentu atau mendukung aliran tertentu, 

siapa diantara mereka yang penafsirannya sangat diwarnai oleh latar 

belakang disiplin ilmu yang dikuasainya.33 Mufassir dengan metode ini 

dituntut untuk mampu menganalisis pendapat para mufassir yang ia 

kemukakan, untuk kemudian mengambil sikap mencari penafsiran yang 

 

31 Yunahar Ilyas, Kuliah Ulumul Qur`an, (Cet.III; Yogyakarta: Itqan Publishing, 2014) h. 

281 

32 Ansori, Tafsir bil Ra’yi Menafsirkan Al-Qur`an dengan Ijtihad, (Cet. I, Ciputat: Gaung 

Persada Press Jakarta, 2010), h. 76 

33Rosihon Anwar, Pengantar Ulumul Qur`an, (Cet. 2, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 

h. 156. Lihat Juga Rachmat Syafie’I, Pengantar Ilmu Tafsir, (Cet. 2, Bandung: Pustaka Setia, 2012) 

h. 279 
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dinilai benar dan menolak penafsiran yang tidak dapat diterima oleh rasio 

sehingga menjelaskan sikap yang diambilnya. Dengan demikian pembaca 

akan merasa puas. 

Berdasarkan beberapa pengertian istilah yang terdapat dalam judul 

kajian ini, maka ruang lingkup pembahasannya dioperasionalkan pada 

usaha menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur’an yang dilihat dari penafsiran 

beberapa mufassir terkait kisah Maryam dan Ummi Mu>sa>, yang akan 

membuka informasi untuk melihat urgensi dari Motivasi Spiritual secara 

komparatif. 

C. Tinjauan Pustaka 

Kajian Terhadap Ilmu Qur’an dan Tafsir mengalami perkembangan 

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

dengan jasmani dan ruhaniah manusia. Dengan perkembangan Ilmu 

Pengetahuan,para ulama tafsir dapat menangkap fenomena yang telah 

digariskan oleh alam dan al-Qur’an. 

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur yang berkaitan dengan 

pembahasan tentang Motivasi Spiritual kepada Ibu Bersalin maupun pasca 

bersalin dan kisah kelahiran Maryam dan Ummi Mu>sa>. Ternyata telah 

dilakukan pengkajian oleh beberapa peneliti lainnya. Untuk itu penyusun 

mencoba mengemukakan beberapa karya yang mempunyai relevansi dengan 

pembahasan tesis ini. 

Pertama, Disertasi dengan judul “Pendekatan Tazkiyah al-Nafs dalam 

menghadapi Post-Partum depression” yang ditulis oleh Nadiea Binti Ismail, 

mahasiswa dari University Kebangsaan Malaysia. Penelitiannya berisi tentang 

pentingnya pendekatan tazkiyah al-nafs sebagai satu sarana untuk membantu 

mengatasi gangguan emosi melalui amalan tertentu bagi pemulihan jiwa dan 
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gangguan emosi yang membawa kepada kemurungan. Yang dengan amalan-

amalan tertentu akan membawa manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia 

dan di akhirat. Berbeda dengan apa yang peneliti teliti pada tesis ini, meskipun 

sama-sama membahas tentang pendekatan Ruhani terhadap penderita Ibu 

Bersalin, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti lebih lanjut menjelaskan 

pengaruh MotivasiSpiritua; terhadap Ibu bersalin dalam al-Qur’an dilihat dari 

kisah Maryam dan Ummi Mu>sa. 

Kedua, Tesis dengan judul “Konsep Depresi dalam al-Qur’an” yang 

ditulis oleh Mabrurotul Hasanah, mahasiswa dari Institut Ilmu al-Qur’an 

Jakarta. Penelitiannya berisi tentang memberikan solusi terhadap penderita 

depresi, diantaranya: Syukur, Sabar, Rida dengan takdir Allah, meninggalkan 

maksiat dan qonaah. Meskipun penelitian ini sama-sama membahas tentang 

pendekatan islami terhadap penderita depresi, namun dalam penelitian ini 

penulis berfokus kepada depresi yang disebabkan tidak adanya Motivasi 

Spiritual terhadap Ibu bersalin. 

Ketiga, Tesis yang disusun oleh Qoth’i Arifah, jurusan Ilmu Al-Qur̀an 

dan Tafsir pada tahun 2019, Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang 

berjudul “Kelahiran Nabi Isa As Dalam Al-Qur̀an dan AlKitab (Studi 

Komparasi Antara Penafsiran Quraish Shihab dan Matthew Henry)”. Dalam 

tesis ini Qoth’i menjelaskan bahwa al-Qur’an menggambarkan tentang waktu 

dan tempat kelahiran nabi Isa As. dalam surat Maryam ayat 22-25, Quraish 

Shihab menafsirkan bahwa tempat Maryam melahirkan yaitu di bawah pohon 

kurma. Lokasi Maryam melahirkan pada saat itu adalah daerah Bethlehem, di 

Yudea yang termasuk bagian dari Palestina. Sedangkan Alkitab 

menggambarkan tentang waktu dan tempat kelahiran nabi Isa As. Tesis ini 

dapat memberi kontribusi untuk judul yang penulis ambil yaitu terkait tentang 
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Motivasi Spiritual terhadap kisah Maryam dalam Al-Qur̀an. Persamaannya 

dengan tesis yang penulis kaji yaitu sama-sama membahas tentang kisah 

persalinannya Maryam . Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian ini 

penulis tidak membahas persalinan yang merujuk kepada apa yang diterangkan 

oleh alkitab.  

Keempat, Buku yang berjudul “mengenal Baby Blues dan 

Pencegahannya” yang ditulis oleh  Afin Murtiningsi, kajian dalam pembahasan 

buku ini berfokus pada pencegahan dan pengobatan melalui pendekatan 

Psikologis dan Kesehatan. Walaupun pada penelitian ini juga menggunakan 

pendekatan Psikologi, namun peneliti melakukan fokus problem solving 

menggunakan pendekatan keislaman sesuai dengan pandangan al-Qur’an. 

Kelima, Jurnal yang berjudul “Correlation Between Spiritual Support 

and Family Resiliency in Patient on hemodialysis” Vol. 9, No. 4 tahun 2018  

yang ditulis oleh Ikhwan Nursani, dari Fakultas Keperawatan, Universitas 

Airlangga, Surabaya. Metode penelitian jurnal ini meliputi Pertama, Observasi 

langsung yang dilakukan terhadap sampel, kedua, Wawancara langsung kepada 

sampel yang kedua metode tersebut dibuktikan dengan dokumentasi. Ketiga, 

Metode analisis literatur yang menggunakan penelitian terdahulu sebagai dasar 

penelitian. Dalam penelitian jurnal ini, Nursani mengutip Teori Spiritual 

Support yang dikemukakan oleh N. Krause. Dan Penelitian ini membahas 

tentang bagaimana sebuah Spiritual Support itu dilakukan dan hal apa saja 

yang diperlukan dalam pengukuran terbentuknya Spiritual Support tersebut. 

Jurnal Ini dapat memberikan kontribusi yang peneliti kaji yaitu terkait tentang 

motivasi spiritual, sehingga dapat membantu peneliti untuk mengembangkan 

Teori Social Support yang ditinjau melalui pendekatan al-Qur’an. 
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Keenam, Jurnal yang berjudul “Hubungan Faktor Demografi dan 

Dukungan Sosial dengan Depresi Pasca Bersalin” Jurnal profesi Medika, Vol. 

11 no. 2 tahun 2018. Yang ditulis oleh Nur Fatimah dan Christina Entoh. Dari 

Poltekkes Kemenkes Palu. Jurnal ini bertujuan untuk menyimpulkan bahwa 

faktor demografi yang meliputi paritas dan sosial ekonomi berhubungan 

dengan depresi pasca salin, dimensi dukungan sosial keluarga, teman dan bidan  

berhubungan dengan depresi pasca bersalin dan faktor yang paling dominan 

dengan depresi pasca salin ialah bidan. meskipun pada penelitian ini memiliki 

hubungan dalam bentuk dukungan sosial terhadap Ibu bersalin, akan tetapi 

penelitian penulis dalam hal ini lebih kepada motivasi spiritual terhadap Ibu 

Bersalin ditinjau dari pandangan Mufassir terhadap Kisah Maryam dan Ummi 

Mu>sa>.  

Ketujuh, Jurnal Ilmiah Psikologi dengan judul “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Post-Partum Blues” Vol. 4, No. 8 tahun 2017 yang ditulis oleh 

Susanti Prasetya Ningrum dari Universitas Muhammadiyah Malang. 

Penelitian ini Bertujuan untuk menyimpulkan bahwa coping stress, 

penyesuaian diri, dan dan dukungan sosial berhubungan dengan Baby Blues 

dan faktor-faktor psikologis memberikan prediksi pengaruh terhadap 

terjadinya Baby Blues pada Ibu pasca melahirkan. Variabel yang memberikan 

prediksi paling besar terhadap Post-Partum Blues secara berurutan yaitu, 

penyesuaian diri, coping stress, dan dukungan sosial. Dalam hal ini, penelitian 

ini menunjukkan bahwa penyesuaian diri, coping stress dan dukungan sosial 

adalah faktor-faktor terbesar yang membuat ibu bersalin bisa terdampak 

Depresi atau Postpartum Baby Blues. maka dari penelitian penulis, lebih lanjut 

akan menjelaskan Urgensi Motivasi Spiritual yang ditinjau dari al-Qur’an pada 

kisah Maryam dan Ummi Mu>sa>. 
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Kedelapan, Jurnal Psikologi yang disusun oleh Annisa Fitriani dari UIN 

Raden Intan Lampung pada tahun 2019, yang berjudul “Dukungan Sosial dan 

Tingkat Stress pada Ibu Pasca Melahirkan Anak Pertama”, Vol. 1, No. 2, 

September Tahun 2019 Dalam Penelitian ini, Annisa menjelaskan bahwa 

tingkat stress ibu pasca melahirkan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain, fluktuasi hormonal, 

faktor psikologis dan kepribadian, adanya riwayat depresi sebelumnya, riwayat 

kehamilan dan persalinan dengan komplikasi, persalinan Section Caesarea, 

kesulitan menyusui, dan minimnya pengetahuan Ibu akan perawatan bayi. 

Sedangkan faktor Eksternal meliputi dukungan sosial, kondisi ekonomi, 

kualitas kesehatan bayi, dan status mental suami. Jurnal Ini dapat memberikan 

kontribusi yang peneliti kaji yaitu terkait tentang Dukungan Sosial terhadap 

Ibu Bersalin. Adapun perbedannya, dalam bahasan Peneliti lebih jauh 

menjelaskan Urgensi Motivasi Spiritual berdasarkan Kisah Maryam dan Ummi 

Mu>sa yang terdapat dalam al-Qur’an. 

Jadi dari beberapa literatur yang penulis temukan dan beberapa telah 

dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa kajian mengenai tema Urgensi 

motivasi spiritual Ibu Bersalin dan pasca bersalin Analisis Komparatif Kisah 

Maryam dan Ummi Mu>sa> dalam al-Qur’an. mendapatkan perhatian dari 

berbagai kalangan terkait dengan tesis ini yang memiliki beberapa sisi 

perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat dari segi metode, orientasi, fokus kajian 

ayat, perspektif dan sudut pandang pemikiran. 

D. Kerangka Teoritis 

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teoritis adalah hal yang sangat 

penting, karena dalam kerangka teoritis tersebut akan dimuat teori-teori yang 

relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka 
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teoritis ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian 

yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk 

menyusun kerangka teoritis yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan 

menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.34 

Dalam rangka penyusunan kerangka teoritis, peneliti terlebih dahulu 

mengamati ayat al-Quran yang membahas tentang kisah Maryam pada QS. 

Maryam/19: 22-26 dan Kisah Ummi Mu>sa> pada QS. Al-Qas}as}/28:7. Dan yang 

menjadi Objek dari penelitian ini adalah fenomena sosial yang menimpa Maryam 

dan gangguan emosional disebabkan oleh faktor kezaliman penguasa yang 

menimpa Ummi Mu>sa> yang hasilnya akan berdampak pada informasi tentang 

Motivasi Spiritual terhadap Ibu Bersalin.  

N. Krause, dalam Jurnal Ikhwan Nursani, membagi aspek Motivasi 

Spiritual itu dalam 3 bentuk, yaitu: Rituals Support and Faith, Emosional Support, 

dan Meaning of Life. Untuk mencapai tujuan peneliti, yaitu bagaimana solusi al-

Qur’an memberikan Motivasi Spiritual terhadap Ibu bersalin yang ditinjau dari 

kasus Maryam dan kasus Ummi Mu>sa>,  maka metode paling tepat adalah tafsir 

Muqaran yang digagas oleh Nashuddin Baidan.  

Adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada skema berikut : 

 

 

 

 

 

 

34Nawawi, Metode penelitian bidang sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press,1995), h. 39-40. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:  
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah penelitian. Metode penelitian 

berisi ulasan tentang metode yang dipergunakan dalam tahap-tahap penelitian, 

meliputi: jenis penelitian, pendekatan, pengumpulan dan sumber data, pengolahan 

dan analisis data,35 serta teknik interpretasi. 

1. Jenis Penelitian 

Objek kajian pada penelitian ini akan membahas ayat-ayat tentang 

Motivasi Spiritual Ibu bersalin dan pasca bersalin pada kasus Maryam dan Ummi 

Musa. Dengan menelusuri dan menyingkap makna serta implementasinya dalam 

mengatasi Gangguan pada Ibu bersalin maupun pasca bersalin yang difaktorkan 

karena kurang nya dukungan Spiritual. Oleh karena itu, penulis menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal 

yang terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian. Fenomena atau gejala 

sosial yang merupakan makna dibalik kejadian yang dapat dijadikan pelajaran 

berharga bagi suau pengembangan konsep teori.36 

Secara umum, penelitian ini merujuk pada literatur yang bersumber dari 

bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen \yang bersifat riset 

perpustakaan (library research). Studi pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap 

pendahuluan (prelinimary research) untuk memahami lebih dalam gejala baru yang 

sedang berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. 

 

 

 

35 Abd Mu’in Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u’i>, (Jakarta: Pustaka Arif, 

2012), h. 207 

36 Djam’am Satori dan Aan komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; 

Bandung: Alfabeta, 2011), h. 22 
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2. Metode Pendekatan 

Penggunaan istilah pendekatan dalam kamus diartikan sebagai proses, 

pembuatan dan cara mendekati suatu objek. Dalam terminologi antropologi, 

pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan 

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

pengertian tentang masalah penelitian. Dengan demikian, pendekatan dapat 

dipahami sebagai cara memandang, cara berpikir atau wawasan yang dipergunakan 

dalam melaksanakan sesuatu.37 

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Tafsir, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji 

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

kemudian memberikan analisis kritis dan komparatif.38 

b. Pendekatan psikologi adalah pendekatan dengan merujuk kepada teori 

dasar ilmu Psikologi sehingga melahirkan karya Tafsir al-Qur’an dengan 

pendekatan psikologi. Kata Psikologi berasal dari bahasa yunani terdiri dari 

kata psychei atau psikisis yang artinya jiwa dan logos yang berarti ilmu. 

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

mempelajari tentang ilmu-ilmu kejiwaan.39 Selain itu, psikologi juga 

diartikan sebagai ilmu tentang prilaku atau aktivitas-aktivitas individu 

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

tampak, demikian juga dengan aktivitas-aktivitas lainnya seperti motorik 

 

37 Abd Mu’in Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u’i>, h. 98 

38 Abd Mu’in Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u’i>, h. 100 

39 Lidia Sandra dan M. Koentjoro, “Dinamika Psikologis Interaksi Konsep Diri dan 

Identitas Online”, Disertasi (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012). 
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serta aktivitas emosional.40 Namun karena jiwa itu abstrak dan tidak dapat 

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

tingkah laku manusia. 

c. Pendekatan Medis, yaitu pendekatan dengan merujuk kepada teori dasar 

ilmu medis sehingga melahirkan karya Tafsir al-Qur’an dengan pendekatan 

medis. Medis atau adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial 

yang  memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis.41 Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan 

pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, 

pengobatan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. 

d. Pendekatan Gender, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melahirkan 

karya tafsir al-Qur’an dengan pendekatan gender. Secara Literal, istilah 

gender dimaknai dengan ‘jenis kelamin’, namun jenis kelamin yang 

dimaksud adalah jenis kelamin sosial, politik, budaya serta keagamaan 

yang didasarkan pada fisik perempuan dan laki-laki.42 Secara umum, 

konsep gender dipahami sebagai konsep yang membicarakan relasi antara 

perempuan dan laki-laki serta cara bagaimana relasi itu dibangun dan 

didukung oleh masyarakat.43 Seperti halnya konsep kelas, ras, dan suku. 

Gender merupakan alat analisis untuk memahami relasi-relasi sosial antara 

perempuan dan laki-laki, dari sudut non-biologis atau dengan kata lain 

 

40 Bimo Walgito, pengantar Psikologi Umum Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 

2010), h. 15 

41 Bonny Danuatmaja dan Mila meiliasari, Persalinan Normal Tanpa Rasa Sakit, (Jakarta: 

Puspa Swara, 2008), h. 105 

42 Syafiq Hasyim, Bebas dari Patriarkhisme Islam, (Cet. I; Depok: Kata Kita, 2010), h. 35-

37 

43 Aisyah Arsyad, Fikih Gender Berbasis Maqa>sid al-Syari>’ah, (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2020) h. 25 
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secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan 

perempuan dari segi sosial budaya.44  

3. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data 

Pengumpulan data adalah salah satu tahapan yang mutlak dalam peneltian. 

Ia merupakan prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun 

data yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitian sekaligus 

menyiapkan bahan yang mendukung kebenaran korespondensi teori yang akan 

dihasilkan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan 

wawancara eksklusif dengan informan yang berkecimpung dalam bidang ini.45 

Adapun sumber data yang akan penulis gunakan ada 2 macam yaitu, 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yang 

penulis gunakan adalah al-Qur’a>nul Kari>m dan sumber data sekunder adalah buku-

buku, jurnal, tesis ataupun kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Adapun kitab tafsir yang akan peneliti gunakan diantaranya Tafsi>r al-T{abari>, 

Tafsi>r al-Muni>r, Tafsi>r Ibn Kas\i>r, Tafsi>r al-Misbah} dan Tafsi>r al-Qurt}ubi>, 

penyebutan kitab-kitab tafsir tersebut tidak berarti kitab-kitab tafsir yang lain 

tidak digunakan, kitab-kitab yang tidak disebutkan tetap akan peneliti gunakan 

sebagai bahan penunjang penelitian ini, juga informasi dari kitab-kitab hadis serta 

buku-buku yang relevan tetap akan peneliti gunakan dalam menunjang penelitian 

tersebut. 

Dalam mengkaji ayat tersebut juga diperlukan untuk mengetahui 

peristiwa yang melatar belakangi ayat tersebut sehingga peneliti menggunakan 

kitab-kitab yang secara khusus menerangkan latar belakang turunnya ayat, seperti 

Asba>b al-Nuzu>l al-Qur’a>n yang ditulis oleh Abu< al-H{asan ‘A<li> bin Ah}mad bin A<li> 

 

44 Aisyah Arsyad, Fikih Gender Berbasis Maqa>sid al-Syari>’ah,  h. 26 

45 Abd Mu’in Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u’i>, h. 109-111 
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al-Wa>h}idi dan Luba>b al-Nuqu>l fi> Asba>b al-Nuzu>l yang ditulis oleh ‘Abd al-

Rah}ma>n bin Abi> Bakr Jala>l al-Di>n al-Suyu>t{i>. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahasan yang akurat, 

maka penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data yang bersifat 

kualitatif, meskipun tidak menututp kemungkinan penggunaan metode 

pengolahan data kuantitatif jika data yang dihadapi menunjukkan jumlah atau 

kuantitas. Adapun langkah-langkah pengolahan data penelitian ini sebagai berikut: 

a. Menghimpun sejumlah ayat al-Qur’an yang dijadikan objek Studi. 

b. Melacak berbagai pendapat mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat 

tersebut. 

c. Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan 

informasi berkenaan dengan identitas dan pola berfikir masing-

masing mufassir46 

Pada tahap terakhir digunakan metode analisis data, guna memilih dan 

mempertajam pokok bahasan kemudian diproyeksikan dalam bentuk konsepsional 

dan meyelidiki kandungannya menjadi satu rangkaian pengertian yang bersifat 

terbatas. Maka untuk efektifnya kerja metode ini. Peneliti akan menggunakan 

penalaran ilmiah dengan pola berpikir atau logika induktif sebagai pisau analisis 

kerjanya yakni mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang 

lingkup yang khas dan terbatas untuk menyusun argumentasi yang diakhiri dengan 

pernyataan yang bersifat umum.47 

 

 

46 Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran Al-Qur’an, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet II, 

2011, h. 65 

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

2012), h. 203 
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5. Teknik Interpretasi 

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

kandungan dan maksud dari ayat tersebut dengan menggunakan beberapa kitab-

kitab tafsir. Pendekatan tafsir yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

diterapkan dengan beberapa teknik interpretasi, yaitu: 

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

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

menjelaskan satu sama lain atau sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain 

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

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

al-Qur’an adalah otoritas Allah dan Rasul-Nya, namun bukan berarti bahwa 

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

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

terbuka untuk dikaji oleh siapapun, termasuk mereka yang tidak 

mempercayai sebagai kitab suci yang diwahyukan Allah swt. Kepada nabi 

Muhammad saw.48 

b. Kedua, interpretasi sunnah merupakan penisbahan kepada sunnah yang 

secara operasional dipergunakan untuk menunjukkan segala perkataan dan 

perbuatan Rasulullah saw. Serta pengakuan yang diberikannya terhadap 

tindakan sahabat yang dikenal sebagai bentuk takrirnya. Oleh karena itu, 

teknik interpretasi sunnah dimaksudkan sebagai cara kerja memahami 

kandungan al-Qur’an dengan menggunakan unsur-unsur yang berasal dari 

sunnah Rasulullah saw. Baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun 

 

48 Abd Mu’in Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u’i>, h. 133-134 
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takrir beliau sebab memiliki otoritas sebagai interpretor terhadap al-

Qur’an.49 

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

telah menjadi sunnatullah mengutus seorang rasul kepada suatu masyarakat 

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

swt. Dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. 

Dengan menggunakan bahasa Arab. Penggunaan kaidah-kaidah bahasa 

dalam hal ini adalah bahasa Arab dalam mengkaji kandungan al-Qur’an 

inilah yang penulis sebut sebagai teknik interpretasi tekstual atau teknik 

kebahasaan.50 

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

system yang mengandung makna sebagai sebuah satuan objek yang terdiri 

dari berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur 

sehingga merupakan sebuah totalitas. Dalam kajian tafsir, hubungan yang 

teratur ini dikenal dengan istilah muna>sabah yang secara etimologi 

bermakna keserupaan atau musya>kalah dan kedekatan atau mua>qabah, 

sedangkan secara terminologi menunjukkan makna keterkaitan atau 

hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Antara ayat 

yang satu dengan ayat yang lain. Bahkan antara satu surah dengan surah yang 

lain.51 Penggunaan teknik interpretasi ini berangkat dari kenyataan bahwa 

al-Qur’an sebagai kitab suci yang memiliki sistematika utuh padu dan 

susunan yang bersifat tauki>fi sesuai tuntunan nabi saw.52 

 

49 Abd Mu’in Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u’i>, h. 139-140 

50 Abd Mu’in Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u’i>, h. 154-155 

51 Abd al-Rahma>n bin Abi> Bakr Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Juz. 

III (t.t.: Al-Hay’ah al-Mis}riyyah al-A>mmah li al-Kita>b, 1974 M/1394 H), h. 298. 

52 Abd Mu’in Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u’i>, h. 189. 
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6. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

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

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Untuk memahami Urgensi Motivasi Spiritual Terhadap Ibu Bersalin dan 

Pasca Bersalin. 

2. Untuk menganalisis Motivasi Spiritual Kasus Maryam (QS. Maryam/19: 

22-26) dan Ummi Mu>sa> (QS. Al-Qas}as}/28: 7). 

3. Untuk mengetahui Analisis Perbandingan Motivasi Spiritual Kasus 

Maryam (QS. Maryam/19: 22-26) dan Ummi Mu>sa> (QS. Al-Qas}as}/28: 7). 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

mencakup dua hal yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. 

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

judul tesis ini agar dapat menambah wawasan dan referensi keilmuan atau 

khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian tafsir dan bisa menjadi 

sumbangsi bagi insan akademik serta dapat memajukan lembaga 

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

terutama paradigma tafsir yang berkaitan langsung dengan ilmu tafsir dan 

ilmu pengetahuan modern lainnya. 

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

mengetahui secara mendalam Urgensi Motivasi Spiritual dalam al-Qur’an 

yang dijadikan sebagai bahan informasi penting bagi pemerhati kajian 

tafsir sekaligus sebagai bahan bacaan atau referensi pustaka pada berbagai 

lembaga keilmuan di bidang tafsir dan dapat menjadi bahan rujukan bagi 

kaum intelektual maupun masyarakat serta mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga nuansa interaksi sosial dapat terwujud 

secara aman, damai serta hidup dalam nuansa Qur’an
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG MOTIVASI SPIRITUAL 

A. Hakikat Motivasi Spiritual 

1. Pengertian Motivasi Spiritual 

Motivasi berasal dari bahasa Inggris “Motivation” atau”motive” yang 

diartikan sebagai daya upaya mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.53 

Pengertian motivasi mengandung arti (peng-) alasan, daya batin, dan dorongan; 

atau kontrol batiniah dari tingkah laku seperti yang diwakili oleh kondiri-kondisi 

fisiologi, minat-minat, kepentingan-kepentingan, sikap-sikap, aspirasi-aspirasi; 

atau kecendrungan organisme untuk melakukan sesuatu; sikap atau perilaku yang 

dipengaruhi oleh kebutuhan dan diarahkan kepada tujuan tertentu yang telah 

direncanakan.54 Sedangkan menurut Winkel, sesungguhnya motivasi berbeda 

pengertiannya dengan motive. Sebab motivasi adalah motif yang sudah menjadi 

aktif. Motif adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk melakukan 

aktvitas-aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Motif merupakan 

kondisi intern atau disposisi internal.55  

Adapun pengertian motivasi menurut beberapa pendapat diantaranya 

adalah: 

a. Tabrani Rusyan berpendapat, bahwa motivasi merupakan kekuatan yang 

mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan.56

 

53 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

h. 73. 

54 Hamdani Bakran, “Psikologi Kenabian” (Yogyakarta: Pustaka al-Furqon, 2007), h.  343 

55 W.S.Winkel, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 1987), h.93 

56 Tabrani Rusyan, dkk, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: CV. 

Remaja Rosdakarya, 2000), h. 95. 
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b. Heinz Kock memberikan pengertian, motivasi adalah mengembangkan 

keinginan untuk melakukan sesuatu.57  

c. Dr. Wayan Ardhan menjelaskan, bahwa motivasi dapat dipadang sebagai 

suatu istilah umum yang menunjukkan kepada pengaturan tingkah laku 

individu dimana kebutuhan-kebutuhan atau dorongan-dorongan dari 

dalam dan insentif dari lingkungan mendorong individu untuk 

memuaskan kebutuhan-kebutuhannya atau untuk berusaha menuju 

tercapainya tujuan yang diharapkan.58  

d. Gleitman dan Reiber yang dikutip oleh Muhibbin Syah berpendapat, 

bahwa motivasi berarti pemasok daya (energizer) untuk bertingkah laku 

secara terarah.59  

e. Mc. Donald motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya "feeling" dan di dahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan.60  

Selanjutnya dijelaskan bahwa dari pengertian motivasi yang dikemukakan 

oleh MC. Donald ini mengandung tiga elemen penting sebagai berikut:  

a. Motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu menusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa 

perubahan energi di dalam sistem neurophysiological yang ada pada 

organisme manusia (walaupun motivasi itu muncul dari dalam diri 

manusia), penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia.  

 

57 Heinz Kcok, Saya Guru Yang Baik, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 69. 

58 Wayan Ardhana, Pokok-pokok Jiwa Umum, (Surabaya: Usaha Nasional, 1985), h. 165. 

59 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 136. 

60 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,  h. 74. 
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b. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa/feeling, afeksi seseorang. 

Dalam hal ini, motivasi relevan dengan persoalan kejiwaan, afeksi dan 

emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia  

c. Motivasi akan dirangsang karena adanya suatu tujuan. Jadi motivasi 

dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yaitu tujuan. 

Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya 

karena terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini tujuan. 

Tujuan ini menyangkut soal kebutuhan.  

Sedangkan Spiritual Menurut perspektif bahasa, berasal dari kata “spirit” 

yang disebut “jiwa” istilah “spiritual” juga dapat didefinisikan sebagai suatu 

pengalaman manusia secara umum maupun khusus dari sesuatu pengertian akan 

makna, tujuan dan moralitas.61 Menurut Ibnu ‘Arabi yang dikutip oleh Ruslan, 

yang dimaksud dengan spiritual adalah seluruh pengetahuan segala potensi 

rohaniah di dalam diri manusia yang harus selalu tunduk pada ketentuan syariah.62 

Menurut para sebagain ahli Tasawuf “jiwa” merupakan “ruh” sehingga setelah 

bersatu antara jasat dengan ruh maka melahirkan pengaruh yang ditimbulkan oleh 

jasad terhadap ruh sebab dari pengaruh-pengaruh ini muncullah kebutuhan-

kebutuhan jasad yang dibangun oleh ruh.63 

Quraish shihab menerangkan bahwa spiritualitas adalah menyembah dan 

mengabdi kepada Allah serta hidup selaras dengan ajaran Allah yang dibawa 

 

61 Hamdani Bakran, “Psikologi Kenabian” h. 345 

62 Ruslan, Menyingkap Rahasia Spiritualitas Ibnu ‘Arabi, (Cet;I, Makassar: Al-Zikr, 

2008.), h. 5 

63 Bahagia Hadi, “Peningkatan Nilai Spiritualitas Melalui Praktek Ziarah Pada Makam 

Ulama”, Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam, 2022 Vol. 2: No. 3,h. 396  
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Rasul-Nya. Orang yang menjalani spiritualitas secara konsisten adalah orang yang 

beriman, yakni orang yang selalu berpegang teguh pada tali Allah.64 

Roff mendefinisikan Spiritual Support atau Motivasi Spiritual sebagai 

bantuan yang diberikan untuk individu  atau keluarga untuk memelihara dan 

memperdalam kepercayaan (Faith), serta menerapkan keyakinan agama mereka 

dalam kehidupan sehari-hari. Spiritual Support memiliki potensi lebih berharga 

daripada dukungan sosial umum. Pemikiran tersebut muncul karena motivasi 

spiritual berlaku seumur hidup dan mampu menggantikan dukungan sosial. 

Individu berdoa untuk kesehatannya dan mereka percaya bahwa Tuhan akan 

memberi pertolongan melalui orang lain, sehingga pengaruh positif akan muncul 

pada status kesehatan individu.65 

Spiritualitas sebagai suatu yang multidimensi, yaitu dimensi eksistensial 

dan dimensi agama. Dimensi eksistensial berfokus pada tujuan dan arti kehidupan, 

sedangkan dimensi agama lebih berfokus pada hubungan seseorang dengan Tuhan 

yang maha Penguasa.66 

Peningkatan spiritualitas adalah suatu proses peningkatan kemajuan atau 

perubahan yang dilakukan seseorang menuju kepada perubahan keadaan diri 

maupun sifat diri yang lebih baik atau bersifat positif dari keadaan maupun sifat 

negatif atau sifat tidak baik yang biasa terjadi sebelumnya dan menuju kepada 

kesempurnaan sifat. Sifat perubahan diri senantiasa dapat menyucikan hati dan 

memperbaiki diri dengan menyembah dan mengabdi kepada Allah serta selalu 

 

64 Quraish shihab, Wawasan al-Qur’an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, 
(Cet.II: Bandung; Mizan, 2007.) h. 78  

65 Roff, L. “Spiritual Support and African American Breast Cancer Survivors.”  Journal of 

Women and Social Work,” h. 289 

66 Bahagia Hadi, Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam, 2022 Vol. 2: No. 3,h. 396 
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melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya secara konsisten yang 

selalu berpegang teguh pada Hablun minAllah.67 

Dengan demikian, spiritualitas yang merupakan adopsi dari spirituality 

berarti hal-hal yang menyangkut kejiwaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

memberi beberapa arti terhadap kata “spirit”, antara lain; 1) semangat, dan 2) jiwa, 

sukma, roh. Dengan demikian berarti kejiwaan, rohani, mental dan moral.68  

Pengertian seperti di atas agak sulit jika dicari dasar-dasarnya dalam Al-

Qur’an. Di dalam al-Qur’an memang ditemukan kata ru>h yang dari kata ini 

terbentuklah kata ru>hani> dan ru>h}aniyyah yang diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia 

menjadi “roh”, “rohani”, dan “rohaniah”. Quraish Shihab mengartikan “roh” 

dengan: 1) sesuatu yang hidup yang tidak berbadan jasmani yang bekal budi dan 

berperasaan; 2) jiwa, badan halus. Dengan demikian, rohani dan rohaniah diartikan 

dengan sesuatu yang berkenaan dengan roh.69  

Kata ru>h disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 24 kali70 dengan konteks 

yang beragam dan makna yang berbeda, dan tidak semuanya berkaitan dengan 

manusia. Singkatnya, al-Qur’an tidak memberi pengertian yang jelas tentang ru>h 

ini.71 Bahkan, dengan tegas dikatakannya bahwa, ru>h adalah urusan Tuhan. 

 

 

 

 

67 Quraish shihab, Wawasan al-Qur’an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat,  h. 

79 

68 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III: Jakarta; Balai Pustaka, 1990), h. 25 

69 Quraish shihab, Wawasan al-Qur’an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat,  h. 

384 

70 Muhammad Fu’a>d ‘Abdul-Ba>qi>, al-Mu’ja>m al-Mufahros li al-Fa>z}il Qur’a>n al-Kari>m, 
(Mesir: Mat}ba’ah Da>rul kutub al-Mis}riyyah, 1364 H/1945M), h. 233-234 

71 Quraish shihab, Wawasan al-Qur’an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat,  h. 

385 
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  ٨٥لُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِِۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنۡ أمَۡرِ رَبِهِ وَمَآ أوُتيِتُم مهِنَ ٱلۡعِلۡمِ إِلاَّ قَلِيلا   َ وَيَسۡ 
Terjemahnya: 

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk 

urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan 

sedikit”.72 

Karena itu,  masalah roh ini  dibatasi pada hubungannya dengan manusia. 

untuk mendapatkan pengertian spiritualitas yang peneliti maksudkan dalam 

penelitian ini maka peneliti perlu membatasi makna roh disini pada hubungannya 

dengan manusia. Dalam konteks ini ru>h, seperti yang telah dikemukakan di awal 

tulisan ini,adalah suatu unsur ciptaan Allah yang kemudian ditiupkan ke dalam 

jasad manusia. Ia merupakan salah satu unsur pembentuk diri manusia yang 

melambangkan ketinggian, kemuliaan, dan kesucian. Dengan demikian, pengertian 

spiritual yang  dimaksudkan oleh peneliti adalah pengertian jiwa, rohani,mental, 

dan moral seperti yang diterangkan oleh beberapa pendapat di atas.  

2. Motivasi Spiritual Menurut Tokoh Islam 

a. Al- Ghaz}a>li (W. 505 H/ 1111 M) 

Pemikiran pendidikan Islam klasik mempunyai khazanah yang cukup luas 

membahas persoalan motivasi. Menurut al-Ghaz}a>li manusia terbagi ke dalam 

berbagai dimensi, yaitu dimensi materi, dimensi nabati, dimensi hewani, dan 

dimensi kemanusiaan.73 Dalam dimensi tersebut struktur jiwa manusia terdiri atas 

al-qalb, al-ruh, al-nafs, dan al-aql. Unsur yang empat ini mengerucut pada satu 

makna yakni laṯifah atau alruh al-rabbaniyyah yang merupakan esensi manusia 

yang memiliki daya serap, mengetahui dan mengenal, dan sekaligus menjadi obyek 

pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Al-Ghaz}a>li 

sebuah perilaku terjadi karena peran dari Junu>d al-Qalb atau tentara hati. Dalam 

 

72 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah, H. 290 

73 Ahmad Ali Riadi, Psikologi Sufi Al-Ghazali, (Jogjakarta: Panji Pustaka, 2008), h. 38 
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diri manusia terdapat dua kelompok Junu>d al-Qalb, yaitu yang bersifat fisik berupa 

anggota tubuh yang berperan sebagia alat dan yang bersifat psikis. Yang bersifat 

psikis mewujud dalam dua hal yaitu syahwa>t dan ghadlab yang berfungsi sebagai 

pendorong (ira>dah). Syahwat mendorong untuk melakukan sesuatu (motif 

mendekat) dan ghadlab mendorong untuk menghindar dari sesuatu (motif 

menjauh). Adapun tujuan dari perilaku tersebut adalah untuk sampai kepada Allah. 

Tetapi dalam praktiknya perilaku ini terbagi ke dalam hirarki motivasi ‘Amma>rah 

(hedonistik), motivasi Lawwa>mah (skeptik), dan motivasi Muṯmainnah 

(spiritualistic).74 

Al-Ghaz}a>li dalam kitabnya ihya’ ‘ulu>muddi>n dan minhaj> al-‘A>bidi>n 

tentang konsep raja>’’ dan khauf, keduanya memiliki tujuan motivasi yaitu 

motivasi mendekat dan menjauh. Mendekat dari hal yang diharapkan dan menjauh 

dari hal yang ditakutkan. Khauf dan raja>’ juga merupakan motivator yang dapat 

menggerakkan dan membimbing pada kebaikan dan ketaatan serta giat dalam 

menjalankan kebaikan dan ketaatan, juga giat menjauhi larangan, meninggalkan 

kejahatan dan kemaksiatan. Raja>’ (harapan) terhadap keagungan pahala dari Allah 

dan keindahan janji-Nya berupa berbagai macam kemuliaan merupakan pendorong 

yang membangkitkan semangat untuk berbakti dan taat kepada Allah. Sedangkan 

khauf merupakan pemicu semangat untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan dan 

hal-hal yang dilarang.75 Rasa takut mendorong untuk takwa kepada Allah, mencari 

ridhaNya, mengikuti ajaran-ajaranNya, meninggalkan laranganNya dan 

melaksanakan perintahNya. Oleh karena itu, khauf merupakan tiang penyangga 

 

74 Ahmad Ali Riadi, Psikologi Sufi Al-Ghazali, (Jogjakarta: Panji Pustaka, 2008), h. 39-

40 

75 Al-Ghazali, Minha>j al-‘a>bidi>n, terj. Moh. Syamsi Hasan dengan judul Minha>j al-‘a>bidi>n: 

Tujuh Tahapan Menuju Puncak Ibadah, (Surabaya: Penerbit Amelia Surabaya, 2006), h. 15. 
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iman. Khauf dan raja>’ adalah urusan hati, sementara yang dapat dikuasai manusia 

adalah hal-hal yang mendahuluinya. 

b. Burha>n al-Di>n al-Isla>m al-Zarnuji. (W. 573H). 

Al-Zarnuji adalah tokoh pendidikan abad pertengahan. Al-Zarnuji dalam 

kitabnya yakni Ta’li>m al-Muta’allim T}a>riq al-Ta’allum, mencoba memberikan 

solusi tentang bagaimana menciptakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi 

pada keduniawian, akan tetapi berorientasi pada akhirat. Materi kitab ini sarat 

dengan muatan-muatan pendidikan moral- spiritual yang jika direalisasikan dan 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentu tujuan ideal dari Islam dapat 

tercapai.76 

Dari kriteria sebagaimana yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa dalam niat tersebut sarat dengan nilai-nilai spiritual. Hal ini bermakna 

bahwa dalam aktivitas kehidupan harus disertai dengan dorongan atau motivasi 

spiritual. 

c. Ibnu Taimiyah. 

Ibnu Taimiyah (W. 728 H/ 1328M) mengemukakan dua kebutuhan manusia 

yaitu primer dan kebutuhan yang tidak dibutuhkan. Kebutuhan primer yang 

dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidupnya, seperti kebutuhan makan, 

minum, tempat tinggal, nikah, dan lain-lain.77 Dengan ini, Ibnu Tamiyah 

menunjukan kebutuhan manusia yang bersifat prioritas dan fitrah, yang oleh para 

psikolog moderen disebut dengan dorongan prioritas atau dorongan fisiologis. Ibnu 

Taimiyah memandang bahwa manusia meminta kebutuhan dari Allah Swt. Serta 

menginginkannya tanpa harus mendewakannya. Kebutuhan yang tidak dibutuhkan 

 

76 Rudi Ahmad Suryadi, Motivasi Belajar Persfektif Pendidikan Islam Klasik (Studi Atas 

Pemikiran Al-Jarnuzi), Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim, Vol. 10, No. 1, 2012. h. 57 

77 Ibnu Taimiyah, Al- ‘Ubudiyah, (Cet.VI; Beirut: Al- Maktabah Al-Isla>miyah, 1983) h. 

101-102. 
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manusia untuk mempertahankan hidupnya. Manusia tidak boleh mengaitkan 

hatinya dengan kebutuhan-kebutuhan semacam itu. Sebab jika ia melakukan hal 

itu, maka ia menjadi penyembahnya.78 Itu sebabnya, Rasulullah saw. pernah 

bersabda,“Budak dirham akan hancur, budak dinar akan hancur, budak perhiasan 

akan hancur, dan budak perut akan hancur”.79 Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa 

kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan sekunder dan kebutuhan sosial yang 

dipelajari, sebagaimana istilah para psikolog moderen. Kebutuhan- kebutuhan itu 

tidak boleh memperbudak manusia, bahkan harus dikuasai manusia. 

Berdasarkan keterangan di atas tentang kebutuhan primer, meskipun untuk 

memenuhi kebutuhan fisilogis manusia, akan tetapi pemenuhannya tetap meminta 

dan bergantung kepada Allah Swt., dan tidak menjadikan kebutuhan tersebut 

menguasai diri mereka. Hal ini menandakan bahwa dorongan untuk memenuhi 

kebutuhan fisik tetap berorientasi pada dorongan spiritual. 

d. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. 

Menurut Ibnu Al-Qayyim (W. 751 M/ 1350 M), Allah Swt. memberikan 

manusia berbagai dorongan dan motif yang mendorongnya melakukan berbagai 

perilaku yang mengandung daya tahan dan kemaslahatannya. Allah memberi 

manusia energi, syahwat, dan keinginan yang meniscayakannya bergerak dan 

berusaha terus untuk mencari kemaslahatan dan mencegah bahaya. Ibnu Qayyim 

juga menjelaskan berbagai penderitaan yang mengiringi kebutuhan fisiologis. Rasa 

lapar, haus, dingin, panas, dan keletihan, disertai oleh berbagai penderitaan 

mendorong manusia dan hewan untuk melakukan berbagai tindakan yang dapat 

memenuhi berbagai kebutuhan dan menghilangkan penderitaan. Lapar dan haus 

mendorong manusia untuk mencari makanan dan minuman, karena keduanya 

 

78 Ibnu Taimiyah, Al- ‘Ubudiyah, h. 101-102. 

79 HR: Bukhari dan Ibnu Majah. 
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mengandung dasar dan hidup badan. Sedangkan makan dan minum dapat 

menghilangkan derita lapar dan haus. Demikian pula dengan kebutuhan fisiologi 

lain dari badan. Sesungguhnya pemuasannya dapat menghilangkan berbagai 

penderitaan yang menyertainya dan menimbulkan perasaan nikmat.80 Jadi dapat 

disimpulkan bahwa jenis dorongan atau motivasi menurut Ibnu Al- Qayyim 

berbentuk fisiologis atau motivasi jasmaniah. Pendapat ini mirip dengan pendapat 

kebanyakan ahli psikologi modern. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

motivasi spiritual merupakan faktor penggerak yang menyebabkan seseorang 

melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang berlandaskan keyakinan 

kepada apa yang diyakini. Motivasi Spiritual menentukan tingkat atau derajat 

aktivitas seseorang, makin tinggi motivasinya makin besar pula aktivitas yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan. motivasi spiritual adalah sesuatu yang 

kompleks, karena motivasi spiritual dapat menyebabkan terjadinya perubahan 

energi dalam diri individu untuk melakukan sesuatu yang didorong karena adanya 

tujuan, kebutuhan atau keinginan.  

3. Jenis-jenis Motivasi 

Hamdani Bakran membagi Motivasi menjadi dua jenis yaitu motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrensik.81  

a. Motivasi intrinsik  

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau tidak 

perlu dirangsang dari luar, karena setiap diri individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu.82 Apabila seseorang memiliki motivasi yang tinggi 

 

80 Ibnu Qayyim al-Jawziyah, Miftâh Dâr as- Sa’adah, Juz. I, (Beirut:Dâr al-Kutub al- 

‘Ilmiyah,tt) h. 272-278. 

81 Hamdani Bakran, “Psikologi Kenabian” h.347 

82 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, h.104. 
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di dalam dirinya maka semakin besar ia akan tingkah laku untuk mencapai 

tujuan.  

Menurut Hamdani Bakri, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

intrinsik yaitu:  

1) Kebutuhan (need) seseorang yang melakukan aktivitas (kegiatan) 

karena adanya faktor-faktor kebutuhan baik biologis maupun psikologis. 

Pengertian motivasi tidak terlepas dari kata kebutuhan atau needs atau 

want. kebutuhan adalah suatu potensi dalam diri manusia yang perlu 

ditanggapi atau direspon.83 Tanggapan terhadap kebutuhan tersebut 

diwujudkan dalam bentuk tindakan untuk pemenuhan kebutuhan 

tersebut, dan hasilnya adalah orang yang bersangkutan merasa atau 

menjadi puas. Apabila kebutuhan tersebut belum direspon atau dipenuhi 

maka akan selalu berpotensi untuk muncul kembali sampai dengan 

terpenuhinya kebutuhan yang di maksud. Misalnya, seseorang yang 

telah lulus sarjana, akan menimbulkan kebutuhan mencari pekerjaan, 

dan sekaligus sebagai pemenuhan kebutuhan fisik. Untuk pemenuhan 

kebutuhan tersebut ia akan mencari pekerjaan, dan selama pekerjaan 

belum diperoleh maka kebutuhan tersebut akan selalu muncul sampai 

didapatkannya pekerjaan. Di dalam diri seseorang terdapat kebutuhan 

atau keinginan terhadap objek diluar seseorang tersebut, kemudian 

bagaimana seseorang tersebut menghubungkan antara kebutuhan 

dengan situasi diluar objek tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan 

yang dimaksud. Oleh sebab itu, motivasi adalah suatu alasan seseorang 

untuk bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhan.84  

 

83 Hamdani Bakran, “Psikologi Kenabian” h.348 

84 Imam Supriyono, “FSQ,Memahami, Mengukur, Dan Melenjitkan Financial Spiritual 

Quotient Untuk Keunggulan Diri, Perusahaan & Masyarakat”,h. 43 
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2) Harapan (expectacy) seseorang dimotivasi karena keberhasilan dan 

adanya harapan keberhasilan bersifat pemuasan diri seseorang, 

keberhasilan dan harga diri meningkat dan menggerakkan kearah 

pencapaian tujuan. Harapan terletak pada pendapat yang 

mengemukakan kuatnya kecenderungan seseorang bertindak 

bergantung pada harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh 

suatu hasil tertentu dan terdapat daya tarik pada hasil tersebut bagi yang 

bersangkutan.85  

3) Minat atau penetapan tujuan adalah suatu rasa suka dan rasa keinginan 

pada suatu hal tanpa ada yang menyuruh (tanpa adanya pengaruh dari 

orang lain). Kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya akan menumbuhkan motivasi yang tinggi. 

Tujuan yang sulit sekalipun apabila ditetapkan sendiri oleh orang yang 

bersangkutan atau organisasi yang membawahinya akan membuat 

prestasi yang meningkat, asalkan dapat diterima sebagai tujuan yang 

pantas dan layak dicapai.86 Minat merupakan suatu bentuk motivasi 

seseorang untuk mengejar suatu tugas yang menarik minatnya 

mengalami efek positif yang signifikan seperti kesenangan, 

kegembiraan, dan kesukaan.87 Terdapat dua jenis minat yaitu minat 

situasional dipicu oleh sesuatu dari lingkungan sekitar, seperti hal-hal 

baru, berbeda dan tidak terduga, tingkat aktivitas yang tinggi dan emosi. 

Sedangkan minat pribadi dipicu oleh semangat untuk mempelajari lebih 

 

85 Hamdani Bakran, “Psikologi Kenabian” h.349 

86 Hamdani Bakran, “Psikologi Kenabian” h. 349 

87 Imam Supriyono, “FSQ,Memahami, Mengukur, Dan Melenjitkan Financial Spiritual 

Quotient Untuk Keunggulan Diri, Perusahaan & Masyarakat”, h. 48 
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dalam tentang suatu materi, dan tambahan pengetahuan yang diperoleh 

akan meningkatkan minat seseorang88  

 

b. Motivasi ekstrensik 

Motivasi ekstrensik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya perangsang atau pengaruh dari orang lain sehingga seseorang berbuat 

sesuatu. Maksud dari motivasi ekstrinsik ialah sesuatu yang bisa didapat dari 

pengamatan sendiri, saran dari orang lain, anjuran ataupun dari dorongan orang 

lain. 

Menurut Hamdani Bakran, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

ekstrinsik adalah: 

1) Dukungan keluarga yaitu dorongan yang bukan dari kehendak 

sendiri tetapi kehendak dari keluarga bisa dorongan dari suami, 

orang tua, saudara. Dukungan dan dorongan dari keluarga semakin 

menguatkan motivasi ibu untuk memberikan sesuatu yang terbaik. 

Dorongan yang positif maka akan menimbulkan kebiasaan yang 

baik pula. 

2) Lingkungan adalah tempat di mana seseorang tinggal. Lingkungan 

dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat termotivasi untuk 

melakukan sesuatu. Selain keluarga, lingkungan juga mempunyai 

peran yang besar dalam memotivasi seseorang untuk mengubah 

tingkah lakunya. Dalam sebuah lingkungan yang hangat dan 

terbuka, akan menimbulkan rasa kesetiakawanan yang tinggi. 

Lingkungan yang di maksud disini adalah petugas kesehatan atau 

dukungan dari bidan.  

 

88 Hamdani Bakran, “Psikologi Kenabian” h.348 -350 



41 

 

 

 

3) Media merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi seseorang 

untuk termotivasi. Media sebagai sarana untuk mendapatkan pesan 

dan informasi mengenai kesehatan, mungkin karena pada era 

globalisasi ini hampir dari waktu yang dihabiskan adalah 

berhadapan dengan media informasi, baik itu media cetak maupun 

elektronika sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya 

yang akhirnya diharapkan dapat merubah perilakunya ke arah yang 

positif terhadap kesehatan.89  

Hamdani Bakran menambahkan bahwa secara fitrah, motivasi dalam diri 

manusia terbagi kepada tiga macam, yaitu: 

1) Motivasi Spiritual 

Adalah dorongan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan ruhaniah 

2) Motivasi Fisiologis 

Adalah fitrah manusia untuk memenuhi fisik atau bersifat jasmani, 

seperti motivasi memelihara diri, motivasi kelangsungan jenis, dan 

lain-lain. 

3) Motivasi Psikologis 

Adalah motivasi yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan 

yang bersifat kejiwaan, seperti motivasi memiliki, agresif, dan lain-

lain.90 

Sedangkan Anshari menambahkan bahwa dari sisi motivasi spiritual 

seorang muslim terbagi menjadi tiga: 

 

 

 

89 Hamdani Bakran, “Psikologi Kenabian” h.350-351 

90 Hamdani Bakran, “Psikologi Kenabian” h.351 
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1) Motivasi Akidah 

Motivasi akidah adalah keyakinan hidup, yaitu pengikraran yang 

bertolak dari hati. Jadi, motivasi akidah dapat ditafsirkan sebagai 

motivasi dari dalam yang muncul akibat kekuatan akidah tersebut. 

Imam al-Ghazali lebih menyebut motivasi akidah tersebut sebagai 

sikap intrinsik.91  

Dimensi akidah ini menunjuk pada seberapa besar tingkat keyakinan 

muslim terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan 

dogmatik. Isi dimensi keimanan mencakup iman kepada Allah, para 

malaikat, Rasul-Rasul, kitab Allah, Surga dan Neraka, serta qadhadan 

qadar. Ibadah merupakan tata aturan ilahi yang mengatur hubungan 

ritual secara langsung antara hamba Allah dengan Tuhannya yang tata 

caranya ditentukan secara rinci dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul.92 

2) Motivasi Ibadah 

Motivasi ibadah merupakan motivasi yang tidak pernah dilakukan oleh 

orang yang tidak memiliki agama, seperti sholat, do’a dan puasa. 

Ibadah selalu bertitik tolak dari akidah. Jika dikaitkan dengan kegiatan 

bekerja, ibadah masih berada dalam taraf proses, sedangkan output dari 

ibadah adalah muamalat.93  

3) Motivasi Muamalat  

Ialah merupakan tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia 

dengan sesama manusia dan manusia dengan benda atau materi.94 

 

91  Anshori Wijayanto, “Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa”  (Jakarta: 

EGC, 2016) h. 46 

92 Anshori Wijayanto, “Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa” h. 47 

93 Anshori Wijayanto, “Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa” h. 47 

94 Anshori Wijayanto, “Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa” h. 48 
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Motivasi muamalat ini berarti mengatur kebutuhna manusia seperti 

kebutuhan primer (kebutuhan pokok), sekunder (kesenangan) dengan 

kewajiban untuk dapat meningkatkan kinerja dan kebutuhan primer 

(kemewahan) yang dilarang oleh Islam. Oleh karenanya manusia 

diharapkan dapat bekerja dan berproduksi sebagai bagian dari 

muamalatmenuju tercapainya rahmatan lil ‘a>lami>n.95 

4. Tingkatan-tingkatan Motivasi 

Tingkatan-tingkatan motivasi yang terdapat dalam diri manusia ada tiga 

tingkatan, yaitu: 

a. Motivasi Hewani 

Yaitu motivasi memenuhi kebutuhan hidup tanpa memperhatikan 

bagaimana cara memperolehnya, keadaan dari sesuatu yang diperolehnya, dan 

cara pemanfaatannya.96 

b. Motivasi Insani 

Yaitu motivasi yang terdapat di dalam diri manusia yang memiliki akal 

yang sehat, hati yangbening, dan inderawi yang tajam.97 

c. Motivasi Rabba>ni 

Yaitu dorongan jiwa yang terdapat dalam diri seseorang manusia yang 

telah mencapai tingkat kesempurnaan diri melalui ketaatannya yang sangat 

sempurna dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Swt.98 

5. Aspek-aspek Motivasi Spiritual 

N. Krause menjelaskan bahwa ada tiga aspek yang mempengaruhi 

motivasi spiritual yaitu: 

 

95 Anshori Wijayanto, “Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa” h. 48 

96 Hamdani Bakran, “Psikologi Kenabian” h, 412 

97 Hamdani Bakran, “Psikologi Kenabian” h ,414 

98 Hamdani Bakran, “Psikologi Kenabian” h, 415 
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a. Ritual Support and Faith 

Ritual support and faith merupakan dukungan untuk mempertahankan 

dan memperdalam kepercayaan, serta untuk menerapkan keyakinan agama 

dalam kehidupan sehari-hari, Rituals support and faith dapat diwujudkan 

dengan cara mengingatkan untukselalu berdoa, beribadah, dan membaca kitab 

suci serta memberikan dukungan berupa penyediaanfasilitas-fasilitas 

keagamaan baik berupa barang maupun informasi. Aspek ini dapat 

memberikan mekanisme koping positif bagi keluarga maupun individu yang 

mengalami krisis. 

b. Emotional Support 

Emotional support merupakan pemberian dukungan dalam pemenuhan 

rasa nyaman dan rasa diterima di komunitas, seperti sikap empati dan simpati 

yang diberikan kepada keluarga yang terkena musibah dan berbagi cerita 

mengenai masalah yang ada. Seseorang yang mempunyai rasa keterikatan 

tinggi dengan suatu kelompok akan saling mendapat maupun memberi 

dukungan dan bantuan. 

c. Meaning of Life 

Meaning of life memiliki fungsi sebagai pemahaman arti dari 

kehidupan serta untuk selalu berprasangka baik terhadap takdir atau selalu 

optimis dalam menjalani hidup. Komponen ini berhubungan dengan dimensi 

Yang Maha Kuasa (Tuhan). Ibu hamil diharapkan mampu memahami hikmah 

dari setiap peristiwa yang dialami. Sehingga tercipta sudut pandang yang lebih 

luas tentang kehidupan.99  

 

 

99 Nursani, I, “Correlation Between Spiritual Support and Family Resiliency in Patient on 

Hemodialysis” Vol. 9 No. 4. (2018), h. 80 
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6. Sumber-Sumber Motivasi Spiritual 

Motivasi Spiritual mampu di dapat dari berbagai sumber. Antara lain: 

Tuhan, Pemuka Agama, Komunitas Keagamaan dan Tenaga Kesehatan.100 

a. Tuhan 

Tuhan merupakan sumber utama pada motivasi spiritual. Dukungan 

dari Tuhan bersifat kekal karena selalu ada. Tuhan memberikan dukungan 

melalui tiga cara, yaitu sebagai pemberi kedamaian, pelindung, sebagai 

pemberi bantuan akan masalah yang dihadapi individu, dan juga menjadi 

alasan mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Dapat disimpulkan bahwa 

melalui ketiga cara yang diberikan Tuhan. Terdapat sebuah makna dan karunia 

atas segala masalah yang dialami oleh seseorang.101 

b. Pemuka Agama 

Pemuka agama dikenal sebagai pemimpin rohani, namun sebenarnya 

pemuka agama juga memiliki peran sebagai pembina masyarakat, serta rujukan 

dan mediator dalam penyelesaian.102 Pemuka agama juga memiliki peran 

penting dalam proses penyembuhan pada aspek psikologis-sosial-spiritual 

pasien. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa agama memiliki peran 

penting dalam proses penyembuhan.103 

c. Komunitas Keagamaan 

Komunitas keagamaan menunjukkan sikap simpati terhadap individu 

atau keluarga yang sedang mengalami kesulitan melalui rasa saling memiliki. 

 

100 Imam Supriyono, “FSQ,Memahami, Mengukur, Dan Melenjitkan Financial Spiritual 
Quotient Untuk Keunggulan Diri, Perusahaan & Masyarakat”, h.56 

101 Imam Supriyono, “FSQ,Memahami, Mengukur, Dan Melenjitkan Financial Spiritual 
Quotient Untuk Keunggulan Diri, Perusahaan & Masyarakat”, h.57 

102 Ruslan, Menyingkap Rahasia Spiritualitas Ibnu ‘Arabi, (Cet;I, Makassar: Al-Zikr, 

2008.), h. 5 

103 Quraish shihab, Wawasan al-Qur’an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, h. 

90 



46 

 

 

 

Komunitas-komunitas tersebut melakukan kunjungan terhadap keluarga 

maupun individu untuk memberikan dukungan,baik dukungan psikologis 

maupun dukungan materi.104 Dukungan dari komunitas keagamaan mampu 

menghadirkan rasa nyaman dan rasa diterima di masyarakat bagi individu atau 

keluarga yang tertimpa musibah. 

d. Tenaga Kesehatan 

Mayoritas Rumah Sakit di Barat telah memberikan pelayanan motivasi 

spiritual sebagai integrasi dari pelayanan kesehatan yang diberikan. Pelayanan 

yang berkesinambungan disediakan oleh rumah sakit melalui tenaga kesehatan 

multidisiplin, yang diwujudkan melalui kunjungan rumah terkait masalah 

kesehatan pasien atau keluarga. Perawat memiliki peran mencari tahu 

kebutuhan spiritual pasien, melakukan intervensi, dan memberi motivasi pada 

pasien dan keluarga. Selain itu, pemberian motivasi spiritual, mendatangkan 

rohaniwan, serta membantu keluarga untuk memanfaatkan sumber-sumber 

untuk mengatasi kritis kesehatan juga dapat dilakukan oleh perawat.105  

B. Faktor Stress terhadap Ibu Bersalin 

Stress sering didengar baik dikalangan ilmuwan maupun di masyarakat 

umum, namun artinya berbeda-beda. Stres mungkin diartikan sebagai kejadian 

yang tidak menyenangkan atau mungkin dianggap penyakit. Dalam 

masyarakat umum, stres diartikan bingung, takut, susah. Dunia tanpa stress 

tidak mungkin, seperti juga dunia tanpa kuman juga tidak mungkin. 

Masalahnya bukan menghindari stres, tetapi bagaimana menghadapi stres.106 

Stres merupakan pengalaman subyektif yang didasarkan pada persepsi 

seseorang terhadap situasi yang dihadapinya. Stres berkaitan dengan 

 

104 Hamdani Bakran, “Psikologi Kenabian” h.133 

105 Roff,L. “Spiritual Support and African American Breast Cancer Survivors.” h. 287 

106 Yuli Simorangkir, “Bersahabat dengan Stress”, (Cet.1; Gramedia: Jakarta, 2012), h. 23 
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kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan atau situasi yang menekan. 

Kondisi ini mengakibatkan perasaan cemas, marah dan frustrasi. 

Supartini mengungkapkan bahwa Stress terhadap Ibu bersalin ada dua 

faktor yaitu Eksternal dan Internal.  

1. Faktor Eksternal tidak terdapatnya dukungan dari keluarga, dan dukungan 

Spiritual maupun dukungan  sosial lainnya, terdapat perubahan hormonal 

yang dirasakan oleh Ibu, dan keluarga yang kurang Harmonis, sesuatu yang 

dapat membahayakan atau merugikan diri sang Ibu, seperti seorang yang 

berbuat kejahatan untuk merugikan atau membahayakan sang Ibu atau 

anaknya. Faktor eksternal biasa dikatakan faktor yang berasal dari luar diri 

seseorang.  

2. Faktor Internal yaitu faktor yang datang dari dalam diri. Hal ini mencakup 

adanya kondisi kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan seorang Ibu dalam 

psikologis akan dirinya dan anak, masalah finansial dan juga larangan atau 

mitos-mitos yang wajib dituruti oleh Ibu setelah melahirkan.107 

C. Pandangan medis terhadap Persalinan  

1. Tanda-tanda Persalinan 

Ada sejumlah tanda dan gejala peringatan yang akan meningkatkan 

kesiagaan bahwa seorang wanita sedang mendekati waktu bersalin. Wanita 

tersebut akan mengalami berbagai kondisi-kondisi sebagai berikut:108 

a. Lightening 

Menjelang minggu ke-36, tanda pada primigravida terjadi 

penurunan fundus uteri karena kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul 

yang disebabkan oleh kontraksi braxkton hicks, ketegangan dinding perut, 

 

107 Supartini dan Wikjhosastro,Ilmu Kebidanan (Cet.I; Jakarta: Bina Pusaka, 2007), h. 11  

108 Sulis Diana, dkk, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, (Surakarta: CV. 

Oase Group, 2019), h. 11 
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ketegangan ligamentum rotundum, dan gaya berat janin di mana kepala ke 

arah bawah. Masuknya bayi ke pintu atas panggul menyebabkan ibu 

merasakan: 

1) Ringan di bagian atas dan rasa sesaknya berkurang. 

2) Bagian bawah perut ibu terasa penuh dan mengganjal. 

3) Terjadinya kesulitan saat berjalan. 

4) Sering buang air kecil.109 

Gambaran lightening pada primigravida menunjukkan hubungan 

normal antara ketiga P yaitu, power (kekuatan his), passage ( jalan lahir 

normal) dan passanger (janinnya dan plasenta). Pada multipara 

gambarannya tidak jelas, karena kepala janin baru masuk pintu atas 

panggul menjelang persalinan.110 

b. Pollikasuria 

Pada akhir bulan ke-9 hasil pemeriksaan didapatkan epigastrium 

kendor. Fundus uteri lebih rendah dari pada kedudukannya dan kepala janin 

sudah mulai masuk ke dalam atas pintu panggul. Keadaan ini menyebabkan 

kandung kemih tertekan sehingga merangsang ibu untuk sering buang air 

kecil yang sering disebut pollikasuria. 

c. False Labor 

Tiga atau empat minggu sebelum persalinan, ibu akan diganggu 

oleh his pendahuluan yang sebetulnya hanya merupakan peningkatan dari 

kontraksi Braxton hicks. His pendahuluan ini bersifat: 

1) Nyeri yang hanya terasa di perut bagian bawah. 

2) Tidak teratur. 

 

109 Annisa UI Mutmainah, dkk, Asuhan Persalinan Normal dan Bayi Baru Lahir, h. 16 

110 Ida Bagus Gde Manuaba, Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga 

Berencana Untuk Pendidikan Bidan, h. 164 



49 

 

 

 

3) Lamanya his pendek, tidak bertambah kuat dengan majunya waktu dan 

bila dibawa jalan malah sering berkurang. 

4) Tidak ada pengaruh pada pendataran atau pembukan cervix.111 

d. Perubahan Cervix 

Selama kehamilan cervix panjangnya normal. Pada akhir kehamilan 

cervix mulai mendatar, menjadi lebih pendek dan ostium uteri internum112
 

mulai menghilang pada saat canalis cervicalis113
 menjadi bagian dari 

segmen bawah rahim. Idealnya cervix sudah harus masak pada permulaan 

persalinan. Cervix yang masak adalah cervix yang lunak, panjangnya 

kurang dari 1,25 cm, dengan mudah dapat dimasuki satu jari dan dapat 

didilatasikan. Apabila cervix masak maka ini merupakan tanda bahwa 

uterus sudah siap untuk mulai persalinan.114
 

2. Tahap-tahap Persalinan 

Persalinan dianggap “normal” jika ibu berada pada atau dekat dengan 

masa aterm, tidak terjadi komplikasi, terdapat satu janin dengan presentasi 

puncak kepala, dan persalinan selesai dalam 24 jam.115
 

Kala satu persalinan dimulai dengan kontraksi uterus yang 

menyebabkan dilatasi ostium externum.116
 Leher rahim akan membuka mulai 

dari 1 cm (dikenal dengan pembukaaan satu), hingga membuka maksimal 

 

111 Ari Kurniarum, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, h. 6 

112 ostium uteri internum adalah pintu saluran serviks yang berada di dalam uterus. 

113 canalis cervicalis adalah bagian dari serviks yang mempunyai ukuran panjang kira-kira 

2,5-3,5 cm dan berbentuk silinder, pada bagian ini di mana sperma harus melakukan perjalanan 

untuk membuahi sel telur setelah berhubungan seksual. Fungsi canalis cervicalis ini adalah sebagai 

jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan. 

114 Harry Oxorn dan Williyam R. Forte, Ilmu Kebidanan: Patologi dan Fisiologi 

Persalinan, h. 106 

115 Siti Fauziah, Keperawatan Maternitas, Vol. 2, h. 15 

116 Sylvia Verralls, Anatomi dan Fisiologi Terapan Dalam Kebidanan, terj. Anatomy and 

Physiology Applied To Obstetrics oleh Hartono, (Jakarta:Buku Kedokteran EGC,2003), h. 147 
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(pembukaan lengkap atau 10 cm). Tahap satu adalah tahap terlama dari tahap 

persalinan lainnya. Pada tahap ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten dan 

fase aktif. 

a. Fase Laten, ditandai pembukaan 1 cm sampai 4 cm. Kontraksi yang terjadi 

biasanya tidak terlalu kuat dan intensitas nyerinya juga masih hilang 

timbul. Penambahan pembukaan pada fase ini sangat lambat. Penambahan 

1 cm memerlukan waktu sekitar 2 sampai 4 jam. Pada fase ini, masih boleh 

berjalan-jalan.117 

b. Fase Aktif, merupakan fase yang terjadi saat fase laten mendekati akhir. Di 

mana dalam fase ini terjadi peningkatan rasa nyeri dengan intensitas 

kontraksi semakin tinggi.118
 Fase aktif dibagi menjadi tiga fase sebagai 

berikut: 

1) Fase akselerasi: lamanya 2 jam, dengan pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. 

2) Fase dilatasi: maksimal lamanya 2 jam, dengan pembukaan 4 cm 

menjadi 9 cm. 

3) Fase deselerasi: lamanya 2 jam, dengan pembukaan dari 9 cm sampai 

pembukaan lengkap. 

Lama kala 1 untuk primigravida berlangsung 12 jam dengan pembukaan 1 

cm per jam. Pada multigravida, lamanya menjadi 8 jam dengan pembukaan 2 cm 

per jam.119 

Kala dua disebut juga dengan kala pengeluaran.120
 Kala ini dimulai ketika 

pembukaan sudah mencapai 10 cm (bukaan sempurna). Bagi persalinan pertama 

 

117 Irfan Rahmatullah, 9 Bulan Dibuat Penuh Cinta Dibuai Penuh Harap Menjalani 

Kehamilan dan Persalinan Yang Sehat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 216 

118 Lis Sinsin, Masa Kehamilan &Persalinan, h. 84 

119 Desiyani Nani, Fisiologis Manusia Siklus Reproduksi Wanita, (Jakarta: Penebar 

Swadata Grup, 2018), h. 95 

120 Annisa UI Mutmainnah, Asuhan Persalinan Normal dan Bayi Baru Lahir, h. 9 
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(primipara), peristiwa ini akan berlangsung selama 1½ sampai 2 jam. Sedangkan 

pada multipara (yang pernah melahirkan) berlangsung selama ½ sampai 1 jam.121
 

Pada kala ini rasa his akan semakin kuat, cepat, dan lebih lama dibandingkan kala 

satu. 

Pada kala ini kontraksi uterus menjadi sangat khas dalalm sifat 

ekspulsifnya, dan kontraksinya menjadi sangat kuat (amplitudonya 60-80 mmHg). 

Kontraksi ini terus berlangsung seperti kala transisi dengan selang waktu 2-3 

menit, dan lamanya kontraksi 1 menit. Kemudian fetus didorong keluar oleh 

segmen atas uterus yang mengalami retaksi yang dapat dilihat secara kasar 

melewati cervix yang terbuka dan jalan lahir. Fetus didorong oleh tekanan aksis 

fetus ke bawah dan ke belakang tegak lurus dengan pintu masuk pelvis.122
 

Kala tiga persalinan berlangsung sejak janin lahir sampai plasenta lahir. 

Plasenta biasanya lepas setelah tiga atau empat kontraksi uterus yang kuat, yakni 

setelah bayi lahir.123
 

Pelepasan plasenta secara normal dimulai ketika sisi plasenta berkurang 

sampai separo ukuran semula. Pelepasan tersebut biasanya dimulai pada pusatnya 

(bagian tengah) dan meluas ke sekelilingnya. Karena tidak disusun oleh jaringan 

elastis, maka plasenta akan terlepas dari dinding uterus.124
 

Kala empat sekitar dua sampai enam jam setelah melahirkan, dokter atau 

bidan akan mengawasi perkembangan kondisi untuk menghindari terjadinya 

 

121 Deri Rizki Anggarani dan Yazid Subakti, Kupas Tuntas Seputar Kehamilan, (Jakarta: 

PT. Agro Media Pustaka, 2013), h. 191 

122 Sylvia Verralls, Anatomi dan Fisiologi Terapan Dalam Kebidanan, terj. Anatomy and 

Physiology Applied To Obstetrics oleh Hartono, h. 150 

123 Siti Fauziah, Keperawatan Maternitas, Vol. 2, h. 16 

124 Sylvia Verralls, Anatomi dan Fisiologi Terapan Dalam Kebidanan, terj. Anatomy and 

Physiology Applied To Obstetrics oleh Hartono, h. 152 
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komplikasi seperti perdarahan pasca- persalinan.125
 Selama dua jam pertama, 

organ-organ ibu mengalami penyesuaian awal terhadap keadaan tidak hamil dan 

sistem tubuh mulai stabil.126 

3. Posisi Terbaik Saat Melahirkan 

Di dalam dunia medis, ada beberapa posisi ibu pada saat persalinan. Posisi 

terbaik merupakan posisi yang paling nyaman untuk ibu. Berikut beberapa posisi 

saat proses persalinan. 

a. Posisi Berbaring atau Litotomi 

Posisi ini dilakukan dengan berbaring telentang di tempat tidur sambil 

menggantungkan kedua paha pada penopang kursi khusus untuk bersalin. 

Posisi ini amat banyak dipilih oleh para ibu sejak zaman dahulu. 

b. Posisi Miring 

Posisi miring disebut juga posisi lateral. Ini biasanya dilakukan jika posisi 

kepala bayi belum tepat pada saluran jalan lahir. Ibu diminta berbaring 

miring ke kiri atau ke kanan dengan salah satu kaki diangkat, sedangkan 

kaki lainnya dalam keadaan lurus di kasur. 

c. Posisi Jongkok 

Posisi jongkok dilakukan dengan sikap jongkok di atas bantalan empuk 

yang menahan kepala dan tubuh bayi. Dokter atau bidan biasanya 

membantu memegangi badan atau tangan ibu. Dengan komando dari dokter 

atau bidan, ibu akan dipandu kapan harus mengejan. 

d. Posisi Setengah Duduk 

Posisi ini juga menjadi pilihan banyak ibu sejak dahulu. Ibu duduk di kursi 

dengan sandaran yang agak merebah (biasanya kursi khusus atau tumpukan 

 

125 Deri Rizki Anggarani dan Yazid Subakti, Kupas Tuntas Seputar Kehamilan, h. 193 

126 Wagiyo dan Putrono, Asuhan Keperawatan Antenatal, Intranal dan Bayi Baru Lahir 

Fisiologis dan Patologis, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), h. 326 



53 

 

 

 

bantal) dengan punggung bersandar pada bantal. Sementara itu kaki 

ditekuk dan paha dibuka ke arah samping untuk memberikan kesempatan 

jalan lahir bayi.127 

D. Pandangan Al-Qur’an terhadap Persalinan 

Istilah persalinan atau melahirkan di dalam Al-Qur̀an disebutkan dengan 

beberapa kata di antaranya: kata “wadha‟t / wadha‟at / yadha‟na” (QS. Ali Imran: 

36, al-Ahqāf: 15, dan ath-Thalāq: 4 dan 6), “hamala” (QS. Maryam: 22), “akhroja” 

(QS. An-Nahl: 78), “̀aalidu” (QS. Hud: 72), “al-Makhadh” (QS. Maryam: 23), 

“tadha‟u” (QS. Fāthir: 11 dan Fushshilat: 47), “walad” (QS. al-Mujādilah: 2), dan 

“yalidū” (QS. Nūh: 27). Akan tetapi, ayat yang membahas tentang proses 

persalinan secara bertahap mulai dari mengandung hingga melahirkan terdapat 

pada surat Maryam ayat 22-26. Pada bagian ini, peneliti  hanya akan memaparkan 

beberapa dari ayat yang telah disebutkan. 

1.  Term wadha’at 

Dalam pengertian etimologi, Dalam kitab al-Mu’jam Maqa>yis al-lug}ah, 

kata  َوَضَع, berasal dari kata huruf asli  َََعَ   -ض   َ -و yang berarti menunjukkan 

turunnya sesuatu atau diturunkannya sesuatu. Seperti kata وَلَدَهَا الحمَرحأةَُ   .وَوَضَعَتِ 

Wanita itu melahirkan anaknya.128 term   وَضَعَتberarti sesuatu yang ia lahirkan.129 

Kata وَضَعَت  merupakan akar kata dari kata     َا  وَضعً   -يَضَعُ    –وَضَع yang berarti 

meletakkan, menempatkan atau menaruh. Kata ini di dalam Al-Qur̀an yang 

berkaitan dengan konteks “dia melahirkan di akhir kehamilannya atau seorang 

wanita hamil” terdapat dalam QS. Ali Imrān/3:  36.130 

 

127 eri Rizki Anggarani dan Yazid Subakti, Kupas Tuntas Seputar Kehamilan, h. 182-183 

128 Abu> al-H}usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, Mu’jam Maqa>yi>s{ al-Lugah, juz 2, h. 117 

129 Abu> al-Qa>sim al-H}usain bin Muh}ammad al-Ma’ru>f al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, Mufradat fi 
Gari>b al-Qur’an, juz 3, H. 874 

130 Abu> al-Qa>sim al-H}usain bin Muh}ammad al-Ma’ru>f al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, Mufradat fi 

Gari>b al-Qur’an, juz 3, H. 875 



54 

 

 

 

هَا قاَلَتۡ رَبهِ    وَإِنهِ  فَ لَمَّا وَضَعَت ۡ
ُ أعَۡلَمُ بِاَ وَضَعَتۡ وَليَۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡۡنُثَىَِٰۖ إِنهِ وَضَعۡتُ هَآ أنُثَىَٰ وَٱلِلَّ

ٓ أعُِيذُهَا بِكَ وَذُرهيِ َّتَ هَا مِنَ ٱلشَّيۡطََٰنِ ٱلرَّجِيمِ  تُ هَا مَرۡيَََ وَإِنهِ   ٣٦سَََّي ۡ
 

Terjemahnya: 

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, “Ya Tuhanku, aku telah melahirkan 

anak perempuan.” Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-

laki tidak sama dengan perempuan. ”Dan aku memberinya nama Maryam, 

dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari 

(gangguan) setan yang terkutuk.131 

Pada saat itu Hannah menyangka anak yang akan lahir adalah laki-laki. 

Segala persiapan untuk menyambut kedatangan bayi telah dilakukan dengan 

sempurna. Kemudian, lahirlah anak tersebut setelah genap bulannya. Betapa 

terkejut Hannah ketika mengetahui yang lahir adalah anak perempuan. Padahal, ia 

menantikan seorang putra yang telah ia janjikan dan nadzarkan untuk dihibahkan 

ke Baitul Maqdis.132 

Hannah pun berkata, “Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkannya 

perempuan.” Di dalam perkataan itu nampaklah kesedihan hati Hannah, 

bagaimana ia akan melaksanakan nazarnya untuk mengantarkan anaknya ke rumah 

suci, sedangkan anaknya adalah seorang perempuan, apakah Allah SWT. bisa 

menerimanya?133 

Curahan hati seorang yang merasa sangat dekat dengan Rabbnya. Dengan 

tulus, ia mengungkapkan isi hatinya dan semua yang ada di hadapannya. Hannah 

menyerahkan kepada Rabbnya, anugerah paling berharga yang dimilikinya. 

Begitulah keadaan hamba-hamba pilihan ketika berinteraksi dengan Tuhannya, 

 

131 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-

Istiqamah, h. 54 

132 Dian Yasmina Fajri, Maryam Perempuan Penghulu Surga, (Jakarta: Gema Insani, 

2017), h. 12 

133 Hamka, Tafsir al-Azhar, (Singapura: Pustaka Nasional,t.t.), jilid 2, h. 762 
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berdialog secara sederhana dan terbuka, tanpa ada rasa sungkan dan seolah tak 

berjarak.134 

Kalimat   ۡوَضَعَت بِاَ  أعَۡلَمُ   ُ  (Allah mengetahui apa yang dia lahirkan) وَٱلِلَّ

seperti dikemukakan di atas, adalah firman Allah – bukan ucapan istri Imran. Ada 

juga yang membaca penggalan ayat ini dengan,  ُأعَۡلَمُ بِاَ وَضَعحت  ُ  yakni Allah ,وَٱلِلَّ

mengetahui apa yang aku lahirkan. Jika demikian bacaannya, maka ini adalah 

lanjutan ucapan istri Imran. 

ٱلذَّكَرُ كَٱلۡۡنُثَىَِٰۖ   ,dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan)  وَليَۡسَ 

merupakan ucapan istri Imran, sebagai alasan mengapa beliau tidak dapat 

memenuhi nazarnya, maka ada juga yang berpendapat bahwa anak kalimat ini 

merupakan komentar Allah bahwa walaupun yang dilahirkan anak perempuan, 

tetapi bukan berarti kedudukannya lebih rendah dari anak lelaki, bahkan yang ini 

lebih baik dan agung dari banyak lelaki. Ia dipersiapkan Allah untuk sesuatu yang 

luar biasa, yakni melahirkan anak tanpa proses yang dialami oleh putra putri Adam 

seluruhnya, yakni melahirkan tanpa hubungan seks dengan seseorang pun.135 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kata  َُالوَلَد

dan  َوَضَع  menunjukkan pengertian nya dan beberapa maknanya dalam al-Qur’an 

mengindikasikan kepada kehamilan seorang ibu yang mengandung atau dalam hal 

ini yaitu konteks persalinan.  

2. Term al-Walad 

Dalam pengertian etimologi, term    ُالوَلَدberarti sesuatu yang dilahirkan.136 

Dalam kitab al-Mu’jam ma>qayi>s al-lugah, kata  ُالوَلَد, berasal dari kata huruf asli 

 

134 Dian Yasmina Fajri, Maryam Perempuan Penghulu Surga, h. 13 

135 Quraish Shihab, Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an, jilid 2, h. 

81 

136 Quraish shihab, Wawasan al-Qur’an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, 

(Cet.II: Bandung; Mizan, 2007.) h. 104 
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 yang berarti menunjukkan kepada anak dan keturunannya.137 sedangkanوَ -  لَ  -  دَ ََ

al-Ra>gib al-as}fa>h}a>ni mengatakan bahwa kata  ُالوَلَد  ialah bayi yang baru lahir atau 

orang yang dilahirkan.138 Kata tersebut dapat digunakan dalam bentuk tunggal, 

jamak, baik bagi anak kecil ataupun untuk orang yang sudah besar.139 Kata tersebut 

merupakan perubahan bentuk dari susunan kata kerja ولدان    – ولادة    –يلد    –ولد    

Kata ini dipergunakan untuk menujukkan makna anak yang bersifat umum atau 

kepada kelompok usia sebelum menginjak dewasa.140 Penggunaan kata ini 

mencakup pengertian anak sebagai keturunan manusia ataupun proses-proses 

secara keseluruhan yang dilaluinya masa-masa perkembangannya yang dimulai 

sejak lahir. Penggunaan kata  ُالوَلَد  terkadang dipergunakan sebagai penggambaran 

anak dalam bentuk fisik atau sosok seorang anak kecil, sebagai generasi pemuda 

yang dewasa atau bahkan menunjukkan pada keseluruhan anggota keluarga.141 

Kata ولد disebutkan dalam Al-Qur̀an sebanyak 65 kali. Diantaranya dalam 

surat al-Balad ayat 3 dan al-Baqarah ayat 233. 

QS. al-Balad ayat 3 

  ٣وَوَالِد وَمَا وَلَدَ  
Terjemahnya: 

Dan demi (pertalian) bapak dan anaknya. 142 

 

137 Abu> al-H}usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, Mu’jam Maqa>yi>s{ al-Lugah, juz ََ6(Kairo: 

Da>r al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 143 

138 Abu> al-Qa>sim al-H}usain bin Muh}ammad al-Ma’ru>f al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, Mufradat fi 
Gari>b al-Qur’an, juz 2 (Beirut: Da>r al-Qalam, 1412 H ),  h. 883 

139 Abu> al-Qa>sim al-H}usain bin Muh}ammad al-Ma’ru>f al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, Mufradat fi 
Gari>b al-Qur’an, juz 2 h. 883 

140 Kaharuddin, Mencetak Generasi Anak Saleh Dalam Hadits, (Yogyakarta: Deepublish, 

2018), h. 53 

141 Abu> al-Qa>sim al-H}usain bin Muh}ammad al-Ma’ru>f al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, Mufradat fi 

Gari>b al-Qur’an, juz 2 h. 884 

142 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-

Istiqamah, h. 594 
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Pada ayat di atas, kata  ُوَالِد  biasa diterjemahkan dengan “bapak atau ayah”. 

Dalam Al-Qur̀an hanya tiga kali kata ini (dalam bentuk tunggal) ditemukan. Dua 

kali pada QS. Luqman ayat 32, dan sekali pada ayat di atas. Ada juga kata lain 

yang menunjuk kepada makna “bapak atau ayah” yakni kata ab, akan tetapi kata 

ولُود  مَ  ,وَالِدُ  , serta bentuk-bentuk lainnya yang seakar, digunakan secara khusus 

kepada “bapak kandung”, berbeda dengan kata ab dan umm, yang bersifat umum, 

sehingga digunakan baik untuk ayah dan ibu kandung maupun bukan.143 

Kata ما  pada kalimat وَلَدَ    ََوَمَا    ada yang memahaminya sebagai fungsi 

menafikkan, sehingga diterjemahkan dengan: Dan demi ayah (yang memiliki anak 

kandung) dan (ayah yang mandul) yang tidak memiliki anak kandung. 

Pada ayat di atas, Allah bersumpah demi ayah dan anaknya, generasi demi 

generasi. Ayah yang ditonjolkan di sini karena anak dinisbahkan kepada ayahnya, 

sehingga namanya digabungkan dengan nama ayahnya. Dapat juga dikatakan 

bahwa kelahiran seorang anak merupakan hasil pertemuan antara sperma bapak 

dan indung telur ibu. Sperma bapak mengandung kromoson X dan Y, sedangkan 

indung telur ibu mengandung XX. Apabila X bertemu dengan Y, jenis kelamin 

anak adalah laki-laki, tetapi bila X bertemu dengan X maka jenis kelaminnya 

adalah perempuan. Jika demikian yang berperanan utama dalam penentuan jenis 

kelamin anak adalah bapak dan karena itu wajar jika ketika berbicara tentang 

kelahiran dalam ayat di atas yang ditonjolkan adalah bapak bukan ibu dan ketika 

itu wajar pula jika nama anak kandung dikaitkan dengan nama ayahnya.144 

 

 

 

143 Quraish Shihab, Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), jilid 15, h. 269 

144 Quraish Shihab, Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an, jilid 15, 

h. 269 
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QS. al-Baqarah ayat 233 

يُ رۡضِعۡنَ   تُ  لِدََٰ لَهُۥ  ۞وَٱلۡوََٰ ٱلۡمَوۡلُودِ  وَعَلَى  ٱلرَّضَاعَةََۚ  يتُِمَّ  أَن  أرَاَدَ  لِمَنۡ  حَوۡلَيِۡۡ كَامِلَيِِۡۡۖ  أوَۡلََٰدَهُنَّ 
 بِوَلَدِهَا

ُۢ
لِدَةُ وَلَا مَوۡلُود لَّهُۥ   رزِۡقُ هُنَّ وكَِسۡوَتُُنَُّ بٱِلۡمَعۡرُوفَِۚ لَا تُكَلَّفُ نَ فۡس  إِلاَّ وُسۡعَهَاَۚ لَا تُضَآرَّ وََٰ

هُمَا وَتَشَاوُر فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاَۗ بِوَلَدِ  لِكََۗ فإَِنۡ أرَاَدَا فِصَالًا عَن تَ راَض مهِن ۡ َۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذََٰ  هِ
تُم بٱِلۡمَعۡرُوفَِۗ  ءَاتَ ي ۡ ضِعُوٓاح أوَۡلََٰدكَُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ  ۡ أَن تَسۡتََۡ ٱت َّقُواح  وَ وَإِنۡ أرََدتُُّّ

  ٢٣٣ٱلِلََّ وَٱعۡلَمُوٓاح أَنَّ ٱلِلََّ بِاَ تَ عۡمَلُونَ بَصِير 
Terjemahnya: 

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang 

tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. 

Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin 

menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka 

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu 

kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran 

dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.145  

Ayat di atas memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar 

menyusukan anak-anaknya. Kata  ُت لِدََٰ  dalam penggunaan Al-Qur̀an berbeda  ٱلۡوََٰ

dengan kata   مهات أ  yang merupakan bentuk jamak dari kata   مَ أ . Kata   مهات أ  

digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedangkan kata  ُت لِدََٰ   ٱلۡوََٰ

maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berati bahwa Al-

Qur̀an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun 

bukan, adalah makanan terbaik untuk bayi hingga usia dua tahun. Namun 

demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Dengan 

menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tentram, sebab menurut penelitian 

ilmuan, ketika itu bayi mendengar detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara 

 

145 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-

Istiqamah, h. 37 
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khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan 

wanita yang lain.146 

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk 

menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah  batas maksimal dari kesempurnaan 

penyusuan. Penyusuan selam dua tahun, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah 

kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. Sebagaimana dalam QS. al-Ahqaf ayat 15 

menyatakan, bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini 

berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan maka penyusuannya selama 

dua puluh satu bulan, sedangkan jika dikandungan hanya enam bulan, maka ketika 

itu masa penyusuannya adalah dua puluh empat bulan.147 

Tentu saja ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya 

tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayat 

menyatakan, merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, 

memberi makan dan pakaian kepada para ibu, jika ibu anak-anak yang disusukan 

itu telah diceraikannya secara batin, bukan raj’iy. Adapun jika ibu anak itu masih 

berstatus istri walau telah ditalak secara raj’iy, maka kewajiban memberi makanan 

dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila 

mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya 

selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar. Mengapa menjadi kewajiban ayah? 

Karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untunya, karena 

nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. 

Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara 

 

146 Quraish Shihab, Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an, jilid 1, h. 

504 

147 Quraish Shihab, Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an, jilid 1, h. 

505 
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yang ma‟ruf, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat yaitu, 

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah 

seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah 

mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan 

penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan 

juga seorang ayah menderita, karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan 

sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya. 

Dengan tuntutan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik 

dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap 

diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena para waris pun 

berkewajiban demikian, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sanng anak 

agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik.148

 

148 Quraish Shihab, Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an, jilid 1, h. 
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BAB III 

MOTIVASI SPIRITUAL DALAM AL-QUR’AN  MARYAM/19: 22-26 DAN 

QS. AL-QAS}AS}/28: 7. 

A. Motivasi Spiritual Maryam dalam QS. Maryam/19: 22-26 

Al-Qur'an merupakan petunjuk hidup manusia yang banyak berbicara 

tentang kisah dibandingkan dengan ayat-ayat hukum maupun alam semesta. Hal 

ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur‘an menorehkan perhatian lebih terhadap 

masalah kisah, yang secara implisit banyak mengandung pelajaran (ibrah). Tidak 

hanya sejarahnya secara umum, tetapi ayat demi ayat baik dari segi waktu 

turunnya, hingga kepada sebab-sebab turunnya sangat menarik untuk dikaji. 

Kesastraan kisah kini telah menjadi sebuah seni yang unik diantara seni-

seni bahasa dan kesusastraan lainnya. Akan tetapi kisah yang benar telah 

tergambar dalam uslub arabi secara nyata dalam makna yang paling tinggi yaitu 

kisah-kisah Al-Qur‘an. Namun pemaparan terkait kisah dalam Al- Quran, bukan 

berarti bahwa Al-Quran sama dengan buku-buku sejarah yang diterangkan secara 

kronologis analisa nya, dan juga bukan sastra, meskipun dituturkan dengan bahasa 

yang amat indah. Menurut Sayyid Qutb penuturan kisah-kisah dalam Al-Quran 

dijadikan sebuah metode untuk mewujudkan target yang ingin dicapai, karena Al-

Quran adalah kitab suci agama islam dan muatan berbagai kisah adalah satu 

metode untuk menjelaskan materinya149 

1. Gambaran Umum Surah maryam 

Surah Maryam merupakan surah ke-19 dalam Al-Qur̀an. Digolongkan ke 

dalam surah Makiyyah, karena hampir seluruh ayatnya diturunkan di Mekah, 

 

149 Sayyid Qut}ub, At Tashwi>r al Fanny fi> Al-Qur’a>n, Dar al-ma’a>rif, Kairo, 1956, h. 120, 

seperti dikutip oleh: Ira Puspita Jati, ― Kisah-Kisah Dalam Al-Qur‘an Dalam Perspektif 

Pendidikan, Jurnal Didaktika Islamika, vol. 76. h. 77. 
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sebelum Nabi Saw. hijrah ke Madinah. Surat ini berjumlah 98 ayat. Dinamakan 

surah Maryam, karena di dalamnya menceritakan kisah Siti Maryam yang sangat 

ajaib dan menunjukkan kekuasaan Allah Swt.150 

Keistimewaan isi surat Maryam yang pertama ialah kisah kelahiran dua 

orang nabi Allah Swt., Yahya as. dan Isa as. yang ajaib menunjukkan keMaha 

keKuasaan Allah Swt. Keajaiban kelahiran Yahya as. ialah karena Tuhan 

mengabulkan permohonan ayahnya (Nabi Zakariya) agar Allah memberinya 

anugerah seorang anak laki-laki, sedang istri beliau mandul. Namun bagi Tuhan 

mudah saja untuk menganugerahi dia anak. keistimewaan yang kedua ialah 

kelahiran Isa as. Dia dilahirkan oleh seorang perempuan yang suci bernama 

Maryam.151 

Surat Maryam berarti Maryam, diturunkan di Mekkah sesudah surat Fathir. 

Surat Maryam terdiri dari 98 ayat.152 Surat ini berbicara tentang kelahiran Isa ibn 

Maryam dan menyibak kemukjizatan Tuhan dalam proses penciptaan Nabi yang 

mulia ini. Hanya saja surat ini menjadikan kemukjizatan ini di depan kisah 

Zakariya dan putranya, Yahya. Karena kelahiran Yahya juga merupakan jenis 

mukjizat yang lain, orang tuanya sudah tua renta.153 

Surat ini juga berkaitan dengan mukjizat Nabi Isa dan ibunya Maryam, 

kemudian surat ini mengutip pernyataan Nabi Isa kepada kaum Yahudi yang 

merupakan bukti nyata atas bebasnya ibunya dari tuduhan keji kaum Yahudi.154 

 

150 Akbar Saman, Doa dan Dzikir Untuk Ibu Hamil, (Bandung: Ruang Kata, 2012), h. 37   

151 Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1982), Juz 16, h. 2   

152 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nūr, 

(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), Jilid 3, Cet. Ke-4, h. 1   

153 Syeikh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik Dalam Al-Qu`an, terj. Nahw Tafsir 
Maudlui‟iyy Li Suwar al-Qur`an oleh Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2005), h. 284   

154 Syeikh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik Dalam Al-Qu`an, terj. Nahw Tafsir 
Maudlui‟iyy Li Suwar al-Qur`an oleh Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, h. 285   
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2. Teks ayat dan terjemah 

 

تَنِِ  ٢٢حَمَلَتۡهُ فٱَنتَ بَذَتۡ بِهِۦ مَكَانَّ قَصِيها ۞فَ  فأََجَاءَٓهَا ٱلۡمَخَاضُ إِلََٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ قاَلَتۡ يََٰلَي ۡ
ذَا وكَُنتُ نَسۡيا مَّنسِيها   تَكِ سَريّه   ٢٣مِتُّ قَ بۡلَ هََٰ زَنِ قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تََۡ تِهَآ أَلاَّ تََۡ فَ نَادَى َٰهَا مِن تََۡ

قِطۡ عَلَيۡكِ رُطبَا جَنِيها  وَ  ٢٤ ذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ تُسََٰ فَكُلِي وَٱشۡرَبِ وَقَ رهيِ عَيۡناِۖ فإَِمَّا   ٢٥هُزهيِٓ إلِيَۡكِ بِِِ
  ٢٦تَ رَيِنَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدا فَ قُولِٓ إِنهِ نذََرۡتُ للِرَّحَََٰۡنِ صَوۡما فَ لَنۡ أُكَلهِمَ ٱلۡيَ وۡمَ إِنسِيها 

Terjemahnya: 

Maka dia (Maryam) mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan 

kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemdian rasa sakit akan melahirkan 

memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma. Dia (Maryam) berkata, 

“Wahai, betapa (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang 

yang tidak diperhatikan dan dilupakan.” Maka dia (Jibril) berseru kepadanya 

dari tempat yang rendah, “Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya 

Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah 

pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menggugurkan 

buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan,minum dan bersenang 

hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang maka katakanlah, 

“sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha 

Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.”155 

3. Tafsiran ayat 

 ٢٢۞فَحَمَلَتۡهُ فٱَنتَ بَذَتۡ بِهِۦ مَكَانَّ قَصِيها 
Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu 

ke tempat yang jauh. 

Ibnu Abbas mengatakan dalam kitab tafsir Al-Qurthubi bahwasannya 

Maryam pergi ke ujung lembah. Yaitu lembah Bait Lahm (Betlehem) yang 

jaraknya dari Iliya adalah empat mil. Menjauhnya Maryam adalah untuk 

mengasingkan diri agar terhindar dari celaan kaumnya terhadapnya karena 

 

155 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah . h. 306-307 
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melahirkan tanpa suami.156
 Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa Maryam langsung 

hamil dan melahirkan saat itu juga.157
 

Al-T}abari menjelaskan ayat di atas dengan mengutip riwayat Musa bin 

Harun bahwasannya ketika Maryam hampir melahirkan, ia pergi ke sebelah mihrab 

bagian Timur dan menempati sudut yang paling jauh.158
 

Must}afa Al-Maraghi menjelaskan bahwa setelah Jibril mengatakan apa 

yang dikatakannya kepada Maryam, maka dia pun pasrah kepada ketetapan Allah. 

Kemudian Jibril meniup kantong baju besinya (bagian depan baju yang terbuka), 

lalu tiupan itu masuk ke dalam rahimnya. Maka hamillah dia. Demikian dikatakan 

oleh Ibnu Abbas. Yang lain mengatakan159, bahwa Jibril meniup dari lengan 

bajunya. Sedang Al-Quràn menetapkan tiupan itu, “Maka Kami tiupkan 

kepadanya dari ruh Kami”, tanpa menentukan tempat tiupan. Karenanya, kita 

tidak boleh memastikan sesuatu pun di antara semua itu, kecuali dengan dalil yang 

qat‟i. Ketika itu Maryam mengasingkan diri dengan membawa kandungannya, 

yaitu Isa as., ke suatu tempat yang jauh dari manusia. 

Maryam mengambil tempat yang jauh, tidak lain karena dia malu kepada 

kaumnya, karena dia termasuk keluarga nabi-nabi, dan merasa mendapat tuduhan 

dari mereka. Maka dia memutuskan untuk tidak menemui mereka dan mereka 

tidak melihatnya.160
 

 

156 Syaik Imam Al-Qurt}ubi, Tafsir Al-Qurt}ubi, terj. Al Jami‟ li Ahkām Al-Qur̀an Oleh 

Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 246. Lihat juga dalam tafsir Adhwàul Bayan [h. 

444], tafsir Sya‟rawi h. 521, tafsir al-Azhar h. 17, dan tafsir al-Mishbah h. 169 

157 Atsar dari Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Al-T}abari dalam Jami‟ Al Bayan, An-

Nuhas dalam Ma‟ani Al-Qur`an, As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur, dan Abu Hayyan dalam 

Al Bahr. 

158 Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Al-T}abari, Tafsir Al-T}abari, terj. Jami‟ Al Bayan an 
Ta„wil Ayi Al-Qur`an Oleh Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 507 

159 Musthafa Al-Mara>ghi tidak mencantumkan periwayatannya 

160 Ahmad Mustafa Al-Mara>ghi, Tafsir al-Mara>ghi, jilid 16, terj. Bahrun Abubakar, dkk, 

(Semarang: Toha Putra, 1993), cet. 2, h. 75. Lihat juga dalam tafsir al-Wasith, h. 482 
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Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-Wasith menjelaskan mengenai lamanya 

masa kehamilan Maryam, bahwasannya terdapat sejumlah riwayat yang 

menyatakan bahwa Maryam melahirkan dalam usia kandungan delapan bulan 

sebagai pengecualian dan pengkhususan bagi Isa as., berbeda dengan yang terjadi 

dalam kebiasaan bahwasannya bayi yang terlahir dalam usia kandungan delapan 

bulan tidak dapat bertahan hidup.161
 

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan mengenai lamanya masa 

kehamilan Maryam, bahwasannya mayoritas ulama menegaskan bahwa kelahiran 

Nabi Isa as., melalui proses biasa, yakni kehamilan selama sembilan bulan, bukan 

dalam waktu sekejap.162
 

Dari beberapa penafsiran mengenai surat Maryam ayat 22 di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa setelah malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam rahim 

Maryam, maka Maryam mengandung kemudian mengasingkan diri ke tempat yang 

jauh untuk menghindari dirinya dari berbagai cemoohan dan kejadian yang tak 

diinginkan dari kaumnya. Para ahli tafsir sepakat bahwa tempat yang dipilih 

Maryam adalah Betlehem.  

Mengenai lamanya masa kehamilan Maryam, para ahli tafsir berbeda 

pendapat . Ada yang mengatakan, bahwa kehamilan Maryam selama sembilan 

bulan, seperti kehamilan pada umumnya. Ada juga yang mengatakan selama 

delapan bulan, dan ada pula yang mengatakan selama enam bulan. Bahkan ada 

yang mengatakan masa kehamilannya terjadi dalam waktu sekejap, Ia langsung 

melahirkan saat itu juga. 

 

161 Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Wasith, terj. Muhtadi, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 

jilid 2, cet. 1, h. 483 

162 Quraish Shihab, Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an, h. 168. 

Lihat juga dalam tafsir Adhwàul Bayan, h. 448 
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Akan tetapi Mayoritas ulama tafsir, mengatakan bahwa Sayyidah Maryam 

mengandung Isa as. sama seperti halnya yang dialami oleh para wanita pada 

umumnya. Karena Al-Quràn tidak menyebutkan secara detail mengenai lamanya 

Isa as. berada di dalam kandungan ibunya. Karena dalam kitab Shahih Bukhari dan 

Muslim terdapat hadits yang menyatakan bahwa setiap fase dari fase-fase yang 

disebutkan dalam ayat di atas berlangsung selama empat puluh hari.163
 

ثَ نَا رَسُوحلُ اِلله صَلَّى اللهُ  وَهُوَ الصَّادِقُ المصدُوحقُ" اِنَّ  عَنح عَبحدِ اِلله قاَلَ: حَدَّ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ   
  أَحَدكَُمح  يُُحمَعُ خَلقُهُ فِ بَطحنِ أمُهِهِ أرَبعَِيَۡ يوَماً, ثَُُّ يَكُونُ فِ ذلِكَ عَلَقَةً مِثحلَ ذلِكَ, ثَُُّ يَكُونُ 

فُخُ فِيحهِ  غَةً مِثلَ ذلِكَ, ثَُُّ يرُسَلُ الملَكُ فَ يَ ن ح الرُوححَ, وَ يُ ؤحمَرُ بِِرَبعَِ كَلِمَاتٍ: بِكَتحبِ    فِ ذلِكَ مُضح
 رزِحقِهِ, وَأَجَلِهِ, وَ عَمَلِهِ, وَ شَقِيٌّ أوَح سَعِيحد . 

Artinya:  

“Dari Abdullah bin Mas‟ud, beliau berkata : Rasulullah Saw. menyampaikan 

kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan : 

Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 

selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 

empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh 

hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan ruh ke 

dalamnya,lalu memerintahkan untuk menulis empat kata, yaitu menulis 

rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya apakah termasuk orang yang 

celaka ataukah bahagia.” (HR. Bukhori dan Muslim)164 

Hadits ini menjelaskan bahwa selama seratus dua puluh hari, janin 

mengalami tiga kali perkembangan. Perkembangan tersebut terjadi setiap empat 

puluh hari. Empat puluh hari pertama, janin masih berbentuk nuthfah. Empat puluh 

hari berikutnya, berbentuk gumpalan darah. Empat puluh hari berikutnya, menjadi 

 

163 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Munir, terj. At-Tafsiirul-Munir: Fil „Aqidah wasy-Syarii‟ah 
wal Manhaj Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 353 

164 Muslim bin Hajjaj Abu al Hasan An Naisaburi, al Musnad ash Shahih al Mukhtasar bi 
Naqli al Adli „an adli, (Beirut: Dar Ihyàat-turats, 2009), bab kaifiyah Khalqil Adamiy, juz. 4, no. 

2643, h. 2036. Lihat juga dalam kitab Shahih Bukhari, h. 111, juz. 4, no. 3208, bab dzikrul malaikah, 

Imam Abu Dawud no. 4708, Imam at-Tirmidzi no. 2138, dan Imam Ibnu Majah no. 76. 
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segumpal daging. Setelah seratus dua puluh hari, malaikat meniupkan ruh ke 

dalamnya, dan ditetapkan bagi janin tersebut empat ketentuan. 

Menurut penulis, jika memang lamanya Siti Maryam mengandung selama 

enam bulan, pendapat ini pun dapat dibenarkan. Karena usia kehamilan paling 

singkat telah disinggung dalam Al-Qur̀an surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat 

Lukman ayat 14. Pada dua ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia 

kehamilan terpendek diperkenalkan Al-Quràn adalah enam bulan. Dan inilah batas 

terendah bagi seorang ibu mengandung bayinya dan dapat bertahan hidup, sehat, 

dan walafiayat.165
 

ذَ  ٢٢ تَنِِ مِتُّ قَ بۡلَ هََٰ ٢٣ا وكَُنتُ نَسۡيا مَّنسِيها فأََجَاءَٓهَا ٱلۡمَخَاضُ إِلََٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ قاَلَتۡ يََٰلَي ۡ  

“Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal 

pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan 

aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan".” 

Di dalam tafsirnya, Qurthubi mengartikan kata ( أجاءها  ) yaitu menyeret 

atau memaksanya.166
 Akan tetapi, menurut Syeikh Muhammad Mutawalli 

Sya‟rawi (w. 1418 H), kata ( أجاء  ) artinya datang, yang berarti menunjukkan 

bahwa kedatangan itu bukanlah atas kehendaknya, akan tetapi terpaksa dan pasrah 

menerima.167
 

Kemudian kata (المخاض) , menurut Syaikh Al-Syanqit}i, mengartikan 

gerak/gerakan yang sangat keras.168
 Sedangkan Wahbah Zuhaili memaknai kata 

 

165 Muhammad Hatta al-Fattah, Keajaiban Angka dalam Al-Qur`an: Mengungkap Rahasia 
Ayat-Ayat Angka dalam Al-Qur`an, (Jakarta: Mirqat, 2010), h. 226-227 

166 Syaik Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, terj. Al Jami‟ li Ahkām Al-Qur̀an Oleh 

Amir Hamzah, h. 247. Lihat juga dalam tafsir Munir [h. 356] 

167 Syeikh Muhammad Mutawalli Sya‟rawi , Tafsir Asy-Sya‟rawi, terj. Tafsir Sya‟rawi 
Oleh Tim Safir al-Azhar, (Medan: Duta Azhar, 2008), h. 521 

168 Syaikh Asy-Syanqithi, Tafsir Adhwàul Bayan, terj. Adhwà Al Bayan fi Idhah Al-Qur̀an 
bi Al-Qur̀an Oleh Fakhrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 445. Lihat juga dalam tafsir Al-
Mishbah [h. 169] 
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 yaitu rasa sakit akan melahirkan anak dan ketika kontraksi saat bayi di (المخاض)

dalam kandungan bergerak keluar.169
 

Kemudian kata (  النخلة  menurut Al-Qurthubi kata tersebut ( جذع 

mempunyai makna “pangkal pohon kurma kering yang ada di padang pasir yang 

tidak berdahan”.170
 Sedangkan Quraish Shihab memaknai kata tersebut yakni 

batang/pangkal pohon kurma.171
 

Kemudian kata (   نسيا), sebagian ulama tafsir,172 memaknai kata tersebut 

yakni sesuatu yang remeh (tidak berarti) sehingga ditinggalkan dan dilupakan. 

Akan tetapi, dalam tafsir Adhwa`ul Bayan lafazh tersebut memiliki arti sesuatu 

yang aku tinggalkan dan aku lupakan.173
 

Musthafa Al-Maraghi menjelaskan ayat tersebut bahwasannya rasa nyeri 

menjelang melahirkan telah memaksanya untuk bersandar dan bergantung kepada 

batang pohon kurma, agar dapat melahirkan dengan mudah. Dia berangan-angan, 

sekiranya saja dia mati sebelum waktu ini, waktu dia menghadapi peristiwa besar 

itu, karena malu dan takut mendapat cemoohan dari orang banyak, atau sekiranya 

dia menjadi sesuatu yang tidak berarti dan tidak dihiraukan oleh seorang pun.174
 

Dalam tafsir Al-Qurthubi yang disebutkan oleh Al Mawardi dalam 

tafsirnya dijelaskan, Maryam mengangankan kematian dari segi agama 

berdasarkan dua alasan. Pertama: Ia khawatir orang-orang akan mengira buruk 

terhadap agamanya dan ia tercela sehingga ia terfitnah oleh itu. Kedua: Agar sebab 

 

169 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Munir, h. 356 

170 Syaik Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, h. 248 

171 Quraish Shihab, Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an, h. 169. 

Lihat juga dalam tafsir munir, h. 356 

172 Lihat tafsir Al-T}abari [h. 514], tafsir Al-Qurthubi, h. 248, tafsir Sya’rawi, h. 522, tafsir 

Munir, h. 356, dan tafsir Al-Mishbah, h. 169 

173 Syaikh Asy-Syanqithi, Tafsir Adhwàul Bayan, h. 447 

174 Ahmad Mustafa Al-Mara>ghi, Tafsir al-Mara>ghi, h. 75 
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itu orang-orang tidak melontarkan tuduhan dan mengaitkannya dengan zina, sebab 

itu akan menghancurkan. Hingga batas ini, maka mengangankan kematian adalah 

boleh. 

Sama halnya yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa 

mengharapkan kematian di saat terjadinya fitnah adalah diperbolehkan. Karena, 

Maryam mengetahui bahwa ia akan diuji dan dicoba dengan anak yang 

dilahirkannya ini berupa hilangnya dukungan manusia dan sikap mereka yang tidak 

akan membenarkan cerita yang disampaikannya. Karena dahulunya dia adalah 

seorang ahli ibadah, kini menurut pandangan mereka, dia adalah seorang pelacur 

dan penzina.175
 

Sedangkan As-Sa’di menjelaskan ayat tersebut bahwa ketika masa 

kelahiran sudah dekat, rasa sakit menjelang persalinan memaksanya bersandar 

pada pangkal pohon kurma. Tatkala Maryam mulai didera rasa sakit (menjelang) 

melahirkan, perihnya jauh dari makanan dan minuman, pedihnya hatinya karena 

komentar miring orang banyak, dan mencemaskan kemampuannya untuk bersabar, 

maka dia berandai-andai, bahwa dia mati sebelum mengalami kejadian ini, hingga 

menjadi tak berarti lagi dilupakan (oleh manusia), dan tidak disebut-sebut (lagi). 

Pengandaian itu bertolak dari kondisi yang merisaukannya tadi, padahal tidak ada 

nilai kebaikan dan kemaslahatan sama sekali baginya saat menginginkan kematian 

itu. Kebaikan hanya terwujud dengan menghargai apa yang telah terjadi.176
 

Mutawalli Sya’rawi menjelaskan ayat ini bahwasannya rasa sakit untuk 

melahirkan itulah yang memaksa Maryam untuk bersandar ke batang pohon 

kurma. Seakan-akan ada kekuatan yang mendesaknya untuk keluar dan bersandar 

 

175 Lihat dalam tafsir Al-Wasith, h. 484, tafsir Al-Qurthubi, h. 251, dan tafsir Ibnu Katsir 
h. 322. 

176 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟di, Tafsir Al-Qur`an, h. 419. Lihat juga dalam 

tafsir al-Wasith, 483 
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di batang pohon kurma. Dalam ayat ini, Allah Swt. menjelaskan alasan Maryam 

mendatangi pohon kurma dan bersandar dibatangnya. Sebab, setiap perempuan 

yang akan melahirkan membutuhkan tempat bersandar untuk meneran dan 

menghilangkan rasa sakit. Demikian juga seorang ibu yang akan melahirkan 

bayinya membutuhkan bantuan orang lain yang mengelus dan mendampinginya 

ketika proses persalinan itu berlangsung.177
 

Dari beberapa penafsiran mengenai surat Maryam ayat 23 di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa para ahli tafsir tidak berbeda pendapat, ketika Maryam 

mulai merasakan rasa sakit kontraksi disebabkan oleh desakan janin yang akan 

keluar, maka Maryam menyandarkan tubuhnya yang lemah pada pangkal pohon 

kurma. Rasa yang begitu hebat membuatnya nyaris putus asa. Keadaan dirinya 

yang sendiri, jauh dari keluarga, tanpa seorang pun di dekatnya. Maryam pun 

mengeluarkan seluruh keluh kesahnya. Keputus asaanya karena rasa sakit yang 

terus datang silih berganti. 

تَكِ سَريّه   زَنِ قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تََۡ تِهَآ أَلاَّ تََۡ هَا مِن تََۡ  ٢٤فَ نَادَى َٰ
“Maka dia (Jibril) menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih 

hati, Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.” 

Al-T}abari, memahami kata (   من تتَها) di sini adalah bahwa yang menyeru 

dari bawah tempat Maryam berada itu adalah Isa as. yang memanggil ibunya dari 

bawahnya setelah melahirkannya.178 Namun, Al-Qurthubi berbeda berpendapat, 

bahwa yang menyeru dari bawah tempat Maryam berada itu adalah malaikat Jibril 

as.179 

 

177 Syeikh Muhammad Mutawalli Sya’rawi, Tafsir Sya‟rawi, h. 521 

178 Lihat dalam kitab tafsir Al-T}abari, h. 523 

179 Syaik Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, h. 251. Lihat juga dalam tafsir tafsir As-
Sa’di, h. 419, tafsir Adhwàul Bayan, h. 449, dan tafsir al-Mishbah,h. 170 
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Adapun yang berpendapat bahwa yang menyerunya itu malaikat Jibril 

maupun Isa as., masing-masing dari mereka mempunyai alasan tersendiri. 

Pertama: dhamir (kata ganti) pada ayat ini menunjuk kepada ayat 21 dan 

sebelumnya.180 Kedua: Mereka yang berpendapat bahwa itu malaikat Jibril, 

dengan alasan di antaranya karena bahwa Isa tidak berkata apa-apa hingga 

kaumnya datang kepadanya. 

 Sedangkan alasan mereka yang berpendapat bahwa yang memanggilnya 

adalah Isa. Pertama: dhamir (kata ganti) kembali kepada orang yang lebih dekat 

dengan yang disebutkan dalam ayat tersebut, kecuali ada dalil yang 

menjelaskannya. Sedangkan orang yang disebutkan dalam ayat itu (surat Maryam 

ayat 22 “ فحملته  ”), yang paling dekat dengan Maryam adalah Isa. Kedua: ketika 

kaumnya datang, saat Maryam membawa anak Isa, mereka mengatakan sesuatu 

kepadanya. Maryam lalu menunjuk kepada anaknya agar mereka (kaumnya) itu 

berbicara saja dengan anak itu.181
 

Perlu diketahui bahwa Dalam kitab al-Tibya>n fi> i’ra>b al-Qur’a>n dijelaskan 

bahwa huruf ََ ََ pada lafazانَح  تََحزَنِ  ََ danاَيح    ini bermaknaالاَّ   disini adalah Anانَح 

Tafsiriyyah.182 An Tafsiriyyah adalah huruf yang sama sekali tidak memiliki 

fungsi merubah keadaan i’rab kalimat yang terletak setelahnya, baik membuat 

rafa’ nashab dan jar. Artinya keberadaan An Tafsiriyyah dalam suatu kalimat 

hanyalah berfaidah tafsir (menjelaskan) kalimat sebelumnya yang biasa diartikan 

dengan ‘yakni’.183  

 

180 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an, h. 170 

181 Adhwàul Bayan, h. 451 

182 ‘Abdullah Bin Husain al-Akbari, al-T}ibya>n Fi> Ulu>m al-Qur’a>n, j. 2, (al-ba>b al-halbi li-

al-syirkah:th) h. 871 

183 Mustafa al-Ghala>yaini, Ja>mi al-Duru>s al-‘arabiyyah, (Beirut: Dar-al-Kutub Ilmiyah, 

2012), h. 156  
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Kemudian kata (   َّّسري), dipahami oleh mayoritas ulama dengan arti 

sungai/anak sungai/telaga/aliran air.184
 Namun, ada sejumlah riwayat yang 

mengatakan bahwa kata tersebut memiliki makna seorang tuan yang mempunyai 

perilaku agung, maksudnya adalah Isa sa.185
 

Musthafa Al-Maraghi  menjelaskan ayat tersebut dalam tafsirnya, maka Isa 

as. menyerunya. Demikian kata Hasan Basri dan Sa’id bin Jubair. (Allah telah 

membuat Isa mampu berbicara ketika dia melahirkannya, untuk menyenangkan 

hati dan mengusir kesepiannya, sehingga ketika itu dia dapat menyaksikan untuk 

pertama kali keluhuran derajat anak yang dikabarkan oleh Jibril as. kepadanya itu). 

Isa berseru, “Wahai ibunda, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya 

Tuhanmu yang telah berbuat baik kepadamu telah menjadikan di bawahmu 

seorang anak lelaki yang mempunyai derajat luhur dan pemurah.”186
 

As-Sa’di menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ketika itu, malaikat datang 

menenangkan rasa kekhawatiran Maryam dan meneguhkan hati serta 

memanggilnya dari bawah. Mungkin saja malaikat berada di tempat yang lebih 

rendah daripada tempat Maryam. Malaikat mengatakan, “Janganlah engkau 

bersedih hati! Maksudnya janganlah engkau mengeluh dan jangan pula 

menghiraukan (keadaanmu). Dan Allah telah menyediakan sungai yang bisa 

engkau minum airnya.187
 

Mutawalli Sya’rawi  mengatakan dalam kitab tafsirnya, bahwa malaikat 

Jibril masih bersama-sama dengan Maryam. Hanya saja dia tidak berada di posisi 

bawah. Oleh karena itu, yang memanggilnya berarti adalah Allah swt. Ketika 

 

184 Menurut pendapat Al-T}abari, As-Sa’di, Asy-Syanqit}i, Asy-Sya’rawi, Wahbah Zuhaili, 

dan Quraish Shihab 

185 Riwayat yang terdapat dalam tafsir Al-T}abari. 

186 Ahmad Mustafa Al-Mara>ghi, Tafsir al-Mara>ghi, h. 76 

187 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur`an, h. 419 
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Maryam bersalin tidak seorang pun yang  berada di sisinya sebagaimana lazimnya 

seorang istri yang bersalin di temani oleh suami atau saudara dekatnya, yang 

menghibur dan menguatkan semangatnya. Oleh karena itu, Allah Swt. menghibur 

Maryam. Kemudian Allah langsung menyediakan makanan dan minuman 

baginya.188
  

Dari beberapa penafsiran mengenai surat Maryam ayat 24 di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama tafsir mengatakan, yang menyeru 

kepada Maryam adalah malaikat Jibril. Dia (Jibril) datang kepada Maryam yang 

sedang sedih untuk menghibur dan menenangkan rasa kekhawatirannya, serta 

memberitahu kepada Maryam bahwa Allah Swt. telah mengalirkan sebuah anak 

sungai untuknya. 

قِطۡ عَلَيۡكِ رُطبَا جَنِيها  ذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ تُسََٰ  وَهُزهيِٓ إلِيَۡكِ بِِِ
“Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan 

menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.” 

Menurut Al-Biqa’i  yang disebutkan di dalam tafsir Al-Mishbah, 

memahaminya keberadaan pohon kurma di tempat dan waktu itu sebagai 

keajaiban. Ini karena ulama tersebut menduga peristiwa kelahiran „Isa as. terjadi 

di musim dingin, sedangkan kurma hanya berbuah di musim panas, dan sangat sulit 

bertahan di musim dingin. Pohon kurma juga tidak dapat berbuah kecuali setelah 

melalui proses perkawinan, sedang di sini buahnya berjatuhan tanpa perkawinan 

dan hanya dengan gerakan yang dilakukan Maryam, persis sama dengan apa yang 

dialami oleh kelahiran anak Maryam yang tanpa perkawinan itu.189 

Al-Syanqit}i  dalam tafsirnya menjelaskan, sebagian ulama mengatakan 

bahwa pangkal pohon kurma yang diperintahkan Allah untuk digoyang-goyangkan 

 

188 Syekh Muhammad Mutawalli Sya’rawi, Tafsir Sya’rawi, h. 522 

189 Lihat dalam kitab tafsir Al-Mishbah [h. 169] 
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adalah pangkal yang tidak berbuah. Kemudian ketika pangkal pohon kurma itu 

digoyang-goyangkan, Allah menjadikannya memilki buah kurma yang sudah 

matang. 

Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pangkal pohon itu adalah pangkal 

pohon kurma yang hanya tumbuh, tetapi tidak memiliki buah, namun ketika 

Maryam menggoyang-goyangkannya, Allah menumbuhkan buahnya dan 

menjadikannya kurma yang telah matang. 

Ulama lain berpendapat bahwa pohon kurma itu sebenarnya telah berbuah, 

dan Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan-goyangkannya agar 

buahnya jatuh.190 

Sedangkan dalam tafsir Munir Karya Wahbah Zuhaili, Al-huzz memiliki 

arti menggerakkan sesuatu dengan keras atau lembut, atau miringkanlah atau 

goyanglah. Sedangkan kata (النخلة  ulama sepakat mengartikan pangkal (جذع 

pohon kurma. Menurut al-Zamakhsyari 191, batang pohon kurma tersebut kering di 

gurun pasir, tanpa buah dan tanpa dedaunan. 

Kata ( رطبا جني ا   ) memiliki arti buah kurma yang masak, kurma yang siap 

santap, kurma yang segar, lezat, dan bermanfaat. Sebagian ulama menyimpulkan 

bahwa makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh para wanita yang sedang nifas 

adalah kurma.192 Kurma juga merupakan makanan terbaik untuk men-tahnik 

(menyuapi bayi yang baru lahir dengan makanan yang dilembutkan di mulut orang 

saleh). Dan jika seorang wanita kesulitan untuk melahirkan, tidak ada makanan 

yang lebih baik baginya selain kurma.193 

 

190 Syaikh Asy-Syanqithi, Tafsir Adhwàul Bayan, h. 455 

191 Disebutkan oleh Zamakhsyari dalam kitab At-Tafsiirul-Munir: Fil „Aqidah wasy-

Syarii’ah wal Manhaj h. 357 

192 Tafsir Adhwàul Bayan, h. 459 

193 Lihat dalam kitab tafsir munir, h. 359 
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Musthafa Al-Maraghi  menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya, bahwasannya 

ini adalah tanda kekuasaan Allah yang lain baginya. Sebab, diriwayatkan bahwa 

pohon kurma itu pohon yang kering, tidak berkepala, dan tidak berbuah, sedang 

ketika itu adalah musim dingin. Maka Allah menurunkan rezeki baginya, lalu 

dijadikanlah bagi pohon kurma itu berkepala, daun, dan buah. Ini adalah riwayat 

yang dikuatkan oleh dalil. 

Di sini terdapat isyarat, bahwa siapa yang kuasa untuk menjadikan buah 

bagi pohon kurma yang kering di musim dingin, kuasa pula untuk menjadikan 

Maryam mengandung tanpa melalui sunnah-sunnah yang biasa. Jika terdapat 

isyarat, bahwa berusaha mencari rezeki adalah suatu hal yang dituntut dan tidak 

bertentangan dengan makna tawakal.194 

Pada ayat ini, Al-Syanqit}i  mengatakan dalam tafsirnya sebagian ulama 

mengatakan bahwa berusaha dalam mencari rezeki adalah perkara yang 

diperintahkan di dalam syari‟at. Namun, hal itu tidak berarti harus menafikan 

sikap tawakal kepada Allah. Perkara seperti ini adalah perkara yang sudah pasti 

diketahui dalam agama. Berusaha dalam menghasilkan manfaat dan menolak 

mudharat di dunia ini adalah perkara yang diperintahkan di dalam syariat, dengan 

tidak menafikan sikap tawakal kepada Allah. Seseorang yang diberikan tanggung 

jawab harus selalu berusaha, sebagai sikap tunduk dan patuh terhadap perintah 

Tuhannya.195 

Wahbah Zuhaili  mengatakan dalam tafsir Munir, goyanglah batang kurma 

itu maka ia akan menggugurkan kurma-kurma basah segar yang sudah masak dapat 

dipetik dan dimakan, tanpa perlu difermentasi dan diolah.196 

 

194 Lihat dalam kitab tafsir munir [h. 359], 

195 Syaikh Al-Syanqit}i, Tafsir Adhwàul Bayan, h. 457 

196 Wahbah al-Z}uhaili, Tafsir Munir, terj. At-Tafsi>rul-Munir: Fil-Aqidah wasy-Syari>‟ah 
wal Manhaj, h. 357 
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Quraish Shihab  dalam tafsirnya menjelaskan bahwasannya ayat di atas 

mengisyaratkan bahwa buah kurma merupakan makanan yang sangat baik bagi 

wanita yang sedang dalam masa nifas / selesai melahirkan, karena ia mudah 

dicerna, lezat lagi mengandung kalori yang tinggi.  

Dan pada ayat ini juga terlihat bagaimana Maryam yang dalam keadaan 

lemah itu masih diperintahkan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk 

menggerakkan pohon kurma guna memperoleh rezeki, walaupun boleh jadi pohon 

itu tidak dapat bergerak karena lemahnya fisik Maryam setelah melahirkan. Ini 

sebagai isyarat kepada semua pihak untuk tidak berpangku tangan menanti 

datangnya rezeki, tetapi harus berusaha dan terus berusaha sepanjang kemampuan 

yang dimiliki.197 

Dari beberapa penafsiran mengenai surat Maryam ayat 25 di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa para mufassir sepakat buah kurma yang matang 

merupakan makanan terbaik bagi wanita setelah melahirkan (nifas). Sedangkan, 

Musthafa al-Maraghi dan Al-Syanqit}i mengatakan, ayat tersebut mengandung 

isyarat perintah untuk bekerja dalam mencari rezeki adalah sunnatullah bagi para 

hamba-Nya, tanpa menjelaskan manfaat buah kurma bagi wanita nifas. 

 اِۖ فَكُلِي وَٱشۡرَبِ وَقَ رهيِ عَيۡن ٢٥

“Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu....” 

Al-Qurt}ubi  menjelaskan ayat ini, makanlah dari kurma matang itu dan 

minumlah dari aliran air itu, dan bersenang hatilah dengan melihat anaknya yang 

seorang nabi itu.198 

 

197 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an, h. 171 

198 Syaik Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, h. 259. Lihat juga dalam tafsir Al-T}abari 
[h. 537] 
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Musthafa Al-Maraghi  mengatakan dalam tafsirnya, makanlah buah itu, 

minumlah dari air perasannya, bersenang hatilah, dan usirlah kesedihanmu.199 

Kata (   فكلى) maksudnya adalah “maka makanlah buah kurma itu”, 

sedangkan kata ( واشربى  ) yaitu “dan minum dari sungai itu.” Ayat ini adalah 

pelipur lara bagi Maryam, dari sisi selamat (terhindar) dari rasa sakit saat 

melahirkan, dan memperoleh makan dan minum serta ketenangan.200 

Menurut Al-Syanqit}i  dalam tafsirnya dijelaskan bahwa Allah tidak 

mengatakan secara jelas mengenai perintah-Nya untuk dimakan dan diminum, 

hanya saja Dia memberikan isyarat bahwa yang Dia perintahkan untuk dimakan 

adalah buah kurma yang masak (disebutkan dalam ayat 25), sedangkan yang Dia 

perintahkan untuk diminum adalah air dari anak sungai (disebutkan dalam ayat 

24), yang diungkapkan dengan lafazh as-sariy. Inilah yang tampak dari ayat 

tersebut.201 

Dalam tafsir Sya’rawi dijelaskan bahwa ketika Allah Swt. menghidangkan 

panganan untuk Maryam, terlebih dahulu menyediakan air minum kemudian 

makanan berupa kurma. Hal ini menunjukkan bahwa air lebih dibutuhkan manusia 

daripada makanan itu sendiri. Namun, ketika makanan dan minuman itu disantap, 

Allah mendahulukan makanan daripada minuman, sebagaimana tertera dalam ayat 

tersebut (ayat 26). Hal ini untuk menunjukkan bahwa biasanya manusia makan 

baru setelah itu minum. 

Kemudian Allah memerintahkan Maryam untuk bersenang hati dan tidak 

memikirkan proses persalinannya tersebut, akan tetapi menghadapinya dengan 

senang hati, sebab Allah Swt. berada di pihaknya. Jadi setelah Allah memberikan 

 

199 Ahmad Mustafa Al-Mara>ghi, Tafsir al-Mara>ghi, h. 77 

200 Syaik Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟di, Tafsir Al-Qur`an, h. 420 

201 Syaikh Asy-Syanqithi, Tafsir Adhwàul Bayan, h. 455 
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rasa kenyang untuk kebutuhan tubuhnya, maka Allah mengisi kekosongan 

jiwanya.202 

Dari pemaparan beberapa ulama tafsir di atas, maka dapat disimpulkan, 

pada ayat ini para mufassir berpendapat bahwa Allah memerintahkan Maryam 

untuk makan buah kurma dan minum dari aliran air yang telah disediakan oleh 

Allah Swt. guna memulihkan kembali tenaganya. Karena wanita setelah 

melahirkan akan merasa sangat letih. Kemudian Allah juga memerintahkan 

Maryam untuk bersenang hati dengan kelahiran anaknya. 

4. Nilai Moralitas dan Ketaatan Maryam as. 

Berkaitan tentang bimbingan Tuhan atau motivasi spiritual di dalam Al-

Quran bahwa Allah mengisahkan Maryam mendapatkan bimbingan ketika 

menghadapi problematika hidup yang berupa hamil tanpa suami. Tetapi kondisi 

mentalnya yang mengalami kecemasan dan ketakutan.  

Ketika manusia mengalami mental yang lemah atau sakit mental, merujuk 

pada pendapat Thomas. F. Odea bahwa mental yang lemah harus dikuatkan 

dengan agama.203 Thomas. F. Odea menjelaskan bahwa ajaran agama 

mengandung pembinaaan mental yang berupa 1) agama memberikan bimbingan 

dalam hidup 2) agama menolong dalam menghadapi kesukaran 3) agama dapat 

menentramkan batin.204 Secara tidak langsung peran agama sebagai terapi jiwa 

yang mengalami kegelisahan dalam menentukan tujuan, putusan dalam 

menghadap problematika hidup. 

Berdasarkan pendapat Thomas. F. Odea, ternyata sesuai dengan fakta 

yang diabadikan dalam Al-Quran di surat Maryam. 

 

202 Syekh Muhammad Mutawalli Sya‟rawi, Tafsir Sya‟rawi, h. 524 

203 Thomas O’dea F. Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal. Terj. Tim Penerjemah 
Yasogama (Jakarta: CV. Rajawali1985), h. 9. 

204 Thomas O’dea F. Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal. Terj. Tim Penerjemah 
Yasogama, h. 12. 
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a. Agama Memberikan Bimbingan dalam Hidup 

Maryam dikisahkan ketika ruh sudah ditiupkan ke dalam rahim oleh 

malaikat Jibril. Maryam takut dan cemas sehingga terbayang sikap cemooh 

dari Bani Israil. Alhasil Maryam berkata “Aduhai, alangkah baiknya aku mati, 

yakni tidak pernah wujud sama sekali di pentas hidup sebelum ini, yakni 

sebelum kehamilan ini, agar aku tidak memikul aib dan malu dari satu 

perbuatan yang sama sekali tidak kukerjakan dan aku menjadi sesuatu yang 

tidak berarti lagi dilupakan selamalamanya” 205 M. Qurais Shihab menjelaskan 

bahwa ketika Maryam menghadapi cemooh dari Bani Israil mengalami sakit 

mental yang berupa rasa menjadi manusia tidak berarti semacam putus asa. 

Meskipun Maryam mengalami sedemikian rupa seperti rasa sedih dan 

ucapannya menggambarkan kecemasan. Allah memberikan bimbingan melalui 

malaikat Jibril dan diabadikan di surat Maryam ayat 24-25. Malaikat Jibril 

dikisahkan bahwa tidak lama kemudian datang dan berkata “Janganlah, wahai 

Maryam engkau bersedih hati karena ketersendirian atau ketiadaan makanan 

dan minuman serta kekhawatiran gunjiingan orang, sesungguhnya Tuhan 

pemelihara dan pembimbing-mu telah menjadikan anak sungai telaga di 

bawahmu. Dan goyangkanlah ke kiri dan ke kanan pangkal pohoon kurma itu 

ke arahmu, niscaya ia yakin pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang 

masak kepadamu”. 

Lalu pada ayat selanjutnya di ayat 26 dikisahkan malaikat Jibril 

melanjutkan ucapannya guna memberikan ketenangan kepada Maryam bahwa 

“maka makan dan minum serta bersenang hatilah, dengan kelahiran anakmu. 

Jika kamu melihat manusia dan dia bertanya keadaanmu, maka katakanlah 

yakni berilah isyarat yang maknanya sesungguhnya aku telah bernazar 

 

205 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, 429. 
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berpuasa, yakni menahan diri untuk tidak berbicara demi untuk Tuhan yang 

Maha Pemurah”. Yang dimaksud berpuasa disini adalah agar menghindarkan 

dari problematika aneka gugatan, sedangkan Allah bermaksud untuk 

membungkam siapapun yang yang mencurigaimu. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Allah memberikan 

dua tahapan ketika membimbingnya dalam penyembuhan mental lemah yang 

dialami Maryam binti Imran berupa peran agama yang memberikan petunjuk.  

tahap pertama Allah memerintahkan orang-orang terdekat untuk 

menguatkan dan mendampingi dari proses kehamilan hingga melahirkan. Yang 

dimaksud orang-orang terdekat bagi Maryam ialah malaikat Jibril. Berbeda 

pandangan apabila yang mengalami problematika tersebut adalah manusia di 

era milenial, bagi manusia di masa sekarang yang dimaksud orang-orang 

terdekat ialah ayah, ibu, suami atau keluarga. Merujuk pada pendapat Sarason 

bahwa dukungan sosial (keluarga) sangat bermanfaat bagi individu lain sebab 

mendapatkan perhatian emosional, bantuan instrumental, pemberian informasi 

dan penilaian dari orang lain yang dapat dipercaya.206 

Tahap kedua Allah membimbing melalui petunjuk kepada Maryam 

binti Imran dalam bentuk berpuasa. Tetapi puasa daam konteks ini adalah 

berpuasa untuk tidak berbicara, sehingga dapat dimaknai sebagai 

meminimalisir interaksisi sosial dan berfungsi untuk menghindari cemooh Bani 

Israil agar tidak terpancing untuk menanggapi berbagai tuduhan yang 

ditunjukkan kepada diri sendiri, yang dapat memperparah psikis Maryam binti 

Imran.207 

 

206 Sarason I.G. “Assesing Social Support :The Social Support Questionnaire.” Journal of 

Personality and Social Psychology (1983),127. 

207 Sarason I.G. “Assesing Social Support :The Social Support Questionnaire.” Journal of 

Personality and Social Psychology ,127. 
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Berpuasa tidak berbicara dapat diambil hikmahnya, merujuk pada 

pendapat Nasarudin Umar bahwa puasa berbicara ini sebagai ciri puasa 

khawash al-khawash. Yang dimaksud khawash al-khawash ialah bukan sekedar 

menjauhkan diri dari segala bentuk pembicaraan kotor yang dapat memancing 

emosi dan menjauhkan diri dari pentunjuk Allah yang tersimpan di dalam hati, 

karena apabila manusia banyak bicara dapat merusak hati.208 Keinginan untuk 

berbicara banyak merupakan salah satu kwalitas manusia yang paling merusak. 

Yang dimaksud merusak ialah mengantarkan kepada pembicaraan yang tidak 

berguna dan berbohong. Ketika manusia berbohong hati lebih gelisah dan tidak 

tentram dalam menjalani hidup. Tapi apabila manusia mengerjakan ibadah 

tersebut dapat membersihkan jiwa dan mengajarkan sifat-sifat terpuji yang 

mampu membuatnya bertahan dalam menghadapi kenyataan hidup. Manusia 

yang terbiasa melakukan ibadah puasa bicara akan terlatih untuk sabar dalam 

menghadapi cemooh dan penilaian negatif terhadap dari sendiri dari individul 

lain di lingkungan sosial.209 Dengan demikian dapat dipahami bahwa manusia 

yang terlalu banyak bicara dan selalu menanggapi komentar individu lain di 

lingkungan sosial, dapat menyebabkan tekanan, pengalaman emosional yang 

buruk, pertarungan batin yang menyebabkan menderita penyakit mental, 

secara tidak langsung berpuasa tidak berbicara di dalam agama dapat berfungsi 

sebagai media psikoterapi yang mujarab. 

b. Agama Menolong dalam Menghadapi Kesukaran 

Salah satu kisah yang diabadikan di dalam Alquran ialah kesadaran 

yang dialami oleh Maryam. Pada intinya Alquran mengisahkan bahwa 

kesukaran yang dialami Maryam binti Imran berupa kehamilan tanpa suami 

 

208 Channel Youtube NUO (diakses 26 Oktober 2022) 

209 Malonda, BF. “Sosial-Budaya, Gangguan Fisik Pasca-Salin” (Cet.I; Jakarta: Bina 

Pusaka, 2003), h. 43 
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dan menghadapi sikap tuduhan zina yang dilontarkan dari Bani Israil. Sehingga 

Maryam sedih dan mengalami kecemasan untuk menghadapi problematika 

tersebut. Kondisi sedih dan kecemasan yang dialami Maryam binti Imran 

menandakan bahwa manusia itu sangat lemah menghadapi berbagai macam 

cobaan hidup. Keadaan yang dialami Maryam binti Imran sesuai dengan 

pendapat Subandi bahwa bahwa manusia itu sangat lemah menghadapi 

berbagai macam cobaan dan problematika kehidupan. Sehingga manusia 

dituntut untuk segera mencari solusi penyelesaian dari persoalan kehidupan 

sosial tersebut.210  

Maryam mencari solusi penyelesain dengan mendekatkan diri kepada 

Allah melalui agama. Alquran mengisahkan bahwa Maryam berusaha selalu 

mengingat kepada Allah dengan cara berdzikir di tempat yang sepi jauh dari 

lingkungan sosial. Maryam bersikap demikian memiliki tujuan bahwa Maryam 

ingin mengangkat jiwanya, ingin mempertahankan kehidupan di dunia dan di 

akhirat. 

c. Kesabaran Menghadapi Ujian  

Setiap problematika dalam hidup, pasti mempunyai hikmah apa yang 

akan datang setelahnya tergantung bagaimana cara menghadapinya. Salah satu 

caranya yaitu dengan bersabar dalam menghadapi ujian. Kesabaran yang 

menjadi acuan dalam analisis ini adalah kesabaran menurut imam al-Ghazali. 

Al-Sabr  menggambarkan kemampuan seorang muslim dalam menghadapi 

musibah dan penderitaan. Cara bersabar menghadapi musibah menurut imam 

al-Ghazali adalah dengan menghindari perbuatan yang tidak lazim, seperti 

berputus asa, mengeluh menampakkan kekesalan yang berlebihan, lebih 

parahnya lagi jika sampai ingin bunuh diri karena besar nya masalah atau ujian 

 

210 Subandi,Psikologi Agama Dan Kesehatan Mental. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2019), 34. 
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yang diberikan tuhan kepadanya.211 Al-Qur’an memberikan indikasi kesabaran 

yang dilakukan Maryam as. Dalam menghadapi ujian yang dierikan tuhan 

ketika masa persalinannya terhadap Isa as. Ujian berupa bullying dari  

masyarakat bani israil, dan juga ujian terhadap dirinya tatkala kesakitan yang 

dirasakan Maryam ketika hendak melahirkan anaknya dalam keadaan sendiri 

dan jauh dari masyarakat pada saat itu.  

d. Al-Qur’an Menentramkan Batin 

Ketenangan batin adalah sumber kebahagian. Manusia tidak akan 

mengalami perasaan bahagia apabila batin tidak tenang dan gelisah. Sedangkan 

yang dimaksud batin ialah jiwa, untuk sampai pada ketenangan jiwa maka 

perlu mendekatkan diri kepada agama. Dalam artian kebutuhan fisik dan batin 

harus sama-sama seimbang. 

Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia totalitas jiwa-raga, sebagai 

makhluk metafisis yang dikonkritkan oleh badan jasmani. Aspek jasmani 

berperan untuk mendorong perkembangan dan ketenangan jiwa.212 

Yang dimaksud ketenangan batin dalam pandangan Al-Ghazali bahwa 

kesempurnaan jiwa bukan sebuah fenomena yang stabil dan permanen, akan 

tetapi sebuah pencapaian prestasi psikologis yang diisitilahkan dengan akhwal 

setelah mencapai proses pendidikan dan pelatihan tertentu. Dalam pandangan 

Al-Ghazali ketenangan batin dapat ditempuh dengan memperbanyak dzikir 

pada Tuhan dan sementara waktu menjauhkan diri dari lingkungan sosial.213  

 
211 Ridjaluddin F. N., Sabar dalam Pandangan Imam al-Ghazali, (Ciputat: Lembaga 

Kajian Islam Nugraha), h. 235-236 

212 Abdul Syakur, “Metode Ketenangan Jiwa Suatu Perbandingan Antara Al-Ghazali Dan 

Sigmund Freud,” Jurnal Islamica Vol. 1 N (2007). 

213 Abdul Syakur, “Metode Ketenangan Jiwa Suatu Perbandingan Antara Al-Ghazali Dan 

Sigmund Freud,”  
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa melalui dzikir 

kebutuhan yang bersifat psikis dapat terpenuhi sehingga memberikan 

ketenangan dan kebahagian, selain itu memperbanyak dzikir dapat 

membimbing jiwa manusia untuk memberikan motivasi dalam menghadapi 

cobaan hidup sehingga tidak melupakan Allah yang Maha Kuasa. 

B. Motivasi Spiritual Ummi Mu>sa> dalam QS. Al-Qas}as}/28: 7 

1. Gambaran Umum Surah al-Qas}as} 

Surah Al Qas}as} merupakan surah ke-49 ditinjau dari segi penurunannya. 

Surah dengan jumlah 88 ayat ini turun setelah surah An Naml dan sebelum surah 

Al Isra’. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surah Al Qas}as} turun sebelum Nabi 

Muhammad SAW hijrah dan tiba di Madinah.214 

Sejak awal, QS. Al Qas}as} telah menguraikan bagian dari kisah Nabi Musa 

as. Terdapat pula sebab surah ini diberi nama Al Qas}as}. Buktinya  terdapat dalam 

ayat 25 dalam surah ini. Dalam ayat tersebut ditemukan penjelasan tentang 

pengalaman Nabi Musa as di Mesir sebelum pulang ke Madyan. Dikisahkan bahwa 

beliau ditampung oleh Nabi Syu’aib yang kemudian menjadi mertuanya. Berikut 

bunyi QS. Al Qas}as} : 25 

 

هُمَا تََۡشِي عَلَى ٱسۡتِحۡيَاءٓ قاَلَتۡ إِنَّ أَبِ يدَۡعُوكَ ليَِجۡزيَِكَ أَجۡرَ مَا سَقَيۡتَ لنََاَۚ   فَجَاءَٓتۡهُ إِحۡدَى َٰ
 نَََوۡتَ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظََّٰلِمِيَۡ 

  ٢٥فَ لَمَّا جَاءَٓهُۥ وَقَصَّ عَلَيۡهِ ٱلۡقَصَصَ قاَلَ لَا تَََفِۡۖ
Terjemahnya:  

Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu 

berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil 

kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum 

(ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu´aib) dan 

menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu´aib berkata: 

 

214 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, vol. 5 

(Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2013),  h. 537 
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"Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim 

itu215 

Al Qas}as} tergolong surah Makkiyah. Surah ini diturunkan di Mekkah kala 

kaum muslimin masih dalam keadaan sedikit dan lemah. Sementara itu, kaum 

penentang dakwah muslimin menjadi pihak yang kuat, jaya, dan berkuasa. 

Sayyid Quthub dalam Fi Zhila>lil Qur’an menerangkan bahwa surah ini 

diturunkan untuk menjelaskan ukuran yang sebenarnya tentang kekuatan dan nilai-

nilai. Surah ini menjelaskan bahwa ada kekuatan satu dalam wujud, yaitu kekuatan 

Allah SWT. Juga ada nilai yang satu dalam semesta ini, yaitu nilai keimanan.216  

Apabila seseorang langkahnya disertai Allah, meskipun ia lemah secara 

lahiriah, pasti akan memperoleh kemenangan. Oleh karena itu seseorang yang 

memiliki nilai disertai oleh-Nya, betapapun perkasanya seseorang, sejatinya tidak 

berdaya. Akan tetapi beriman, maka sesungguhnya semua kebajikan telah 

diraihnya. Namun bagi orang yang luput keimanannya, tidak ada kemanfaatan 

yang dapat diberikan atas dirinya sendiri maupun kepada orang lain. 

Bukti nyata Allah memberikan kekuatan kepada hambanya tercermin dari 

kisah Nabi Musa as dengan Fir’aun yang ditemukan pada permulaan surah. 

Kisahnya menggambarkan Fir’aun dengan segala kekuasaan dan keangkuhannya 

tidak berdaya menghadapi Nabi Musa as yang diberi mukjizat oleh Allah. 

Selain itu, terdapat pula kisah Qarun bersama kaum Nabi Musa as pada 

akhir surah. Kisah Qarun menonjolkan sebuah kondisi kaum yang dibutakan oleh 

harta benda. Dengan kegemerlapan harta yang dimiliki Qarun, ia merasa berkuasa 

terhadap segala hal. Termasuk Qarun berupaya menciptakan barisan orang-orang 

kuat sebagai kaki tangan dengan hartanya. Akhirnya Allah menenggelamkan 

 

215 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah  (Cet.II Jakarta: al-Hadi, 2015), h. 388 

216 Sayyid Qutb. Tafsir fi Zhila>lil Qur’an, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Tafsir fi 
Zhila>lil Qur’an, di bawah naungan al-Qur’an, jilid 5 (Cet. IV; Jakarta: Gema Insani,2010), h. 219 
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Qarun beserta harta bendanya ke dalam tanah. Kisah ini menggambarkan bahwa 

harta tidak menjadikan kuasa apa-apa seseorang di hadapan Allah.217 

Sementara itu, Thabathaba‟i berpendapat bahwa QS. Al Qas}as} berisikan 

janji yeng begitu indah bagi kaum mukminin. Kala itu mereka masih menetap di 

Mekkah sebagai kelompok kecil yang ditindas oleh Abu Jahal dan gerombolan 

kaumnya. Allah berjanji akan melimpahkan anugerah kepada kelompok yang 

tertindas. Allah juga akan menjadikan kaum mukmin sebagai pemimpin, pewaris, 

dan penguasa. Sedangkan bagi musuh kaum mukmin, dijanjikan akan mengalami 

sama seperti nasib Fir’aun kala berhadapan dengan Nabi Musa as.218 

 Menurut Ibn ‘Asyu>r, ia melihat tujuan diturunkannya surah Al Qas}as} 

supaya kaum muslimin mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa as dan 

kaumnya. Penekanan itu sudah ditandaskan sejak permulaan surah ini pada ayat 

ke-3.219 

لُواح عَلَيۡكَ مِن ن َّبَإِ مُوسَىَٰ وَفِرۡعَوۡنَ بٱِلَْۡقهِ لقَِوۡم يُ ؤۡمِنُونَ     ٣نَ ت ۡ
Terjemahnya: 

Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir´aun dengan 

benar untuk orang-orang yang beriman.220 

Al Biqa’i memiliki argumen tersendiri. Menurutnya surah Al Qas}as} 

memiliki tema dan tujuan utama tentang ketawadhuan. Maksudnya adalah 

pengembalian segala sesuatu oleh manusia kepada Sang Pencipta. Hanya dengan 

 

217 Ah}mad Must}a>fa> al-Mara>gi>, Tafsir al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Tafsir al-
Mara>gi>,(Semarang: Toha Putra, 2002), h. 83 

218 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, h. 538 

219 Ibn ‘A<syu>r Muh}ammad al-T}a>hir bin Muh}ammad bin Muh}mmad al-T}a>hir al-Tu>nisi>, Al-
Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz V, (Tunisia: al-Da>r al-Tu>nisiyyah li al-Nasyr, 1984 H), h. 44 

220 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah . h. 385 
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bekal kebenaran tauhid dan kerendahan hati yang dapat mengantarkan manusia 

pada sikap tawadhu.221  

2. Teks Ayat dan Terjemah 

إِلََٰٓ أمُهِ مُوسَىَٰٓ أَنۡ أرَۡضِعِيهِِۖ فإَِذَا خِفۡتِ  نَآ  زَنِِۖٓ إِنََّّ   وَأوَۡحَي ۡ عَلَيۡهِ فأَلَۡقِيهِ فِ ٱلۡيَمهِ وَلَا تََاَفِ وَلَا تََۡ
  ٧راَدُّٓوهُ إلِيَۡكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِيَۡ 

Terjemahnya: 

Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu 

khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah 

kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya 

Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah 

seorang) dari para rasul.222 

3. Tafsiran Ayat 

Ibu Nabi Musa As bernama Ayarikha dan sebagian ulama ada yang 

menyebutnya ayadzika, ada juga yang menyebutkan Yukabid.223dalam disiplin 

ilmu al-qur’an, narasi perjanjian lama tentang nabi Musa merupakan sumber 

israiliyyat yang polemis.224  

Pada mulanya Fir’aun bermimpi dan takbir mimpi itu menyatakan bahwa 

kelak kerajaan Fir’aun akan lenyap ditangan seorang lelaki dari kalangan Bani 

Israil, maka Fir’aun yang terkutuk itu memerintahkan agar setiap bayi laki-laki 

yang baru lahir dari kalangan Bani Israil harus dibunuh, dan membiarkan hidup 

bayi perempuan. Lalu dia memerintahkan pula agar kaum lelaki Bani Israil 

ditugaskan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat lagi hina.225 

 

221 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, h. 538 

222Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah . h. 386 

223 Ahmad taufik, Muhammad Syaifuddin, Internalisasi Pendidikan Islam dalam al-Qur’an 
kajian atas surah al-Qas}as} ayat 7, Vol. 11 No. 1, (2018), h.23 

224 Muhammad Qutb, al-Qishshah fi al-Quran: Maqashid al-Dien wa Qiyam al-Fann, (Dar Qubba': 

Kairo, 2002), 277 

225 Baqr ash-Sadr, Sejarah dalam Perspektif al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Offset, 1998), h. 88 
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Allah menetapkan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Fir’aun 

menyangkut kepunahan kerajaannya pasti akan terjadi melalui seseorang yang 

dipersiapkan Allah untuk maksud tersebut. Dia adalah Nabi Mu>sa> as. Dia lahir 

tanpa diketahui oleh Fir’aun, namun ibunya sangat khawatir. Allah menguraikan 

keadaan Ibu dan sang anak, sekaligus menjelaskan langkah pertama yang 

dilakukan-Nya guna memenangkan orang-orang yang tertindas dan mengalahkan 

Fir’aun dan rezimnya.226 

Ketika Fir’aun mulai banyak membunuh anak laki-laki Bani Israil, bangsa 

Qibthi mulai takut akan musnahnya Bani Israil, sehingga di masa yang akan datang 

mereka akan mendapatkan pekerjaan berat. Untukitu, mereka berkata kepada 

Fir’aun: “Dikhawatirkan, seandainya hal ini terus berlangsung, orang-orang tua 

mereka terus mati dan anak-anak mereka terus terbunuh. Sedangkan wanita-

wanita mereka tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang 

dilakukan kaum laki-laki mereka. Maka carilah jalan keluar tersebut untuk kita.” 

Lalu dia memerintahkan membunuh anak laki-laki selama setahun dan 

membiarkan mereka selama setahun. Harun as lahir pada tahun yang dibiarkannya 

anak-anak itu hidup, sedangkan Musa as lahir di tahun pembunuhan anak-anak. 

Fir’aun memiliki orang-orang yang diberi tugas untuk hal tersebut serta memiliki 

bidan-bidan yang bertugas berkeliling mencari para wanita. Barang siapa yang 

mereka lihat hamil, mereka mendata nama-namanya. Lalu di waktu kelahirannya, 

mereka tidak dilahirkan kecuali oleh wanita-wanita (bidan) Qibthi saja, jika wanita 

bani Israil itu melahirkan anak perempuan, mereka tetap dibiarkannya hidup. Jika 

mereka melahirkan anak laki-laki, maka tukang bunuh (algojo) masuk membawa 

pedang-pedang terhunus mereka,lalu membunuhnya dan setelah itu mereka 

berlalu. Maka ketika Ibu Musa as hamil, tidak tampak tanda-tanda kehamilan 

 

226 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, vol. 11, 

h. 553 
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seperti wanita lain. Akan tetapi, ketika ia melahirkan anak laki-laki, tampak 

khawatir jiwanya dan merasakan takut teramat sangat disertai perasaan cinta yang 

sangat mendalam kepada anaknya. Bahwasanya tidak seorang pun yang melihat 

Musa melainkan ia akan mencintainya.227   

Ketika perasaannya sangat menderita, ia diberi ilham secara rahasia dan 

disampaikan ke dalam batinnya serta ditiupkan kedalam hatinya, sebagaimana 

Allah Swt berfirman: 

إِلََٰٓ أمُهِ مُوسَىَٰٓ أَنۡ أرَۡضِعِيهِِۖ فإَِذَا خِفۡتِ عَلَيۡهِ فأَلَۡقِيهِ فِ ٱلۡيَمهِ وَلَا تَََ  نَآ  زَنِِۖٓ إِنََّّ وَأوَۡحَي ۡ افِ وَلَا تََۡ
  ٧راَدُّٓوهُ إلِيَۡكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِيَۡ 

Terjemahnya: 

Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu 

khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah 

kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya 

Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah 

seorang) dari para rasul.228 

 Kata (اوحينا) terambil dari kata ( ََوحي ) yang dari segi bahasa berarti isyarat 

yang cepat. Ia dapat berarti ilham atau mimpi jika objeknya adalah manusia biasa. 

Al-Maraghi menjelaskan bahwa   الوحيdisini seperti firman Allah dalam QS. An-

Nahl/16: 68.229 yaitu ََ ِوَأوَۡحَىَٰ رَبُّكَ إِلَ ٱلنَّحۡل “Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada 

lebah”230. Sedang, bila objeknya adalah nabi, maka wahyu berarti informasi yang 

diyakini sumbernya dari Allah yang disampaikan-Nya, baik melalui malaikat 

maupun secara langsung. Yang dimaksud kata awhaina> pada ayat ini adalah 

mengilhamkan, baik secara langsung maupun melalui mimpi, karena ibu Nabi 

 

227 Abdullah bin Muh}ammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syaikh, Luba>b al-Tafsi>r min 
Ibni Kas\i>r, terj. M. Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, jil. 6 (Cet. 10; Jakarta: Pustaka Imam Asy-

Syafi’i, 2008), h. 73 

228 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah . h. 386 

229 Ah}mad Must}a>fa> al-Mara>gi>, Tafsir al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Tafsir al-
Mara>gi>, Juz.20, h. 64 

230 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah . h. 274 
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Mu>sa> as. Bukanlah seorang nabi. Ilham adalah informasi yang diyakini sangat 

akurat, namun yang diilhami tidak mengetahui secara pasti dari mana sumber 

informasi itu.231  

 Kata ( اليم) Dari segi bahasa adalah samudera, tetapi yang dimaksud di 

sini adalah sungai Nil karena sungaiini sangat besar/panjang, bahkan yang 

terpanjang di dunia, yakni sepanjang 6.700 km. Sungai itu membentang dari 

negara-negara Tanzania, Rwanda, Burundi, kenya, Zaire, Uganda, Ethiopia, Sudan 

dan Mesir.232 

 Pemilihan kata (اليم) dengan makna seperti dikemukakan di atas untuk 

mengisyaratkan betapa luas dan besar tempat Mu>sa> as. Di hanyutkan oleh ibunya. 

Kesediaan beliau melemparkan anaknya ke sungai yang demikian panjang dan 

yang arusnya cukup deras menunjukkan betapa kuat dorongan wahyu itu dan 

betapa besar penyerahan diri beliau kepada Allah swt.233 

 Makna الخوف  disini ialah duka cita yang terjadi akibat malapetaka yang 

akan terjadi di masa mendatang.234 Dan   الْزنbermakna   الرشدdan   السقمyaitu duka 

cita yang terjadi karena malapetaka yang telah terjadi.235 

Rumah Ibu Musa berada di pinggir sungai Nil. kami wahyukan, yakni 

bisikan berupa ilham, kepada ibu Mu>sa> yang anaknya akan berperan dalam 

kebinasaan Fir’aun dan kekuasaannya. Kami ilhamkan bahwa “susuilah dia” yakni 

 

231 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, vol. 11, 

h. 554 

232 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, vol. 11, 

h. 554 

233 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, vol. 11, 

h. 555 

 

234 Ah}mad Must}a>fa> al-Mara>gi>, Tafsir al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Tafsir al-
Mara>gi>, Juz.20, h. 64 

235 Ah}mad Must}a>fa> al-Mara>gi>, Tafsir al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Tafsir al-
Mara>gi>, Juz.20, h. 64 
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anakmu itu, dengan tenang bila engkau merasa tidak ada yang 

memerhatikanmu.236 Dalam hal ini Buya Hamka mengatakan, pada pangkalan ayat 

ini menunjukkan bahwa Ibu Mu>sa> telah sempat lebih dahulu menyusukan anaknya. 

Tetapi dia selalu berada dalam kecemasan. Dikira-kirakan pemeriksaan dari pihak 

Fir’aun akan datang, anak itu disembunyikan. Maka datanglah wahyu terlebih 

dahulu menyuruh kepadanya supaya anak itu disusukan sampai kenyang.237  

Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, misalnya khawatir ada yang 

engkau curigai melihatmu menyusukan anak lelaki atau khawatir jangan sampai 

anakmu itu dibunuh atas perintah Fir’aun, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil 

setelah meletakkannya di dalam peti kecil yang dapat mengapung.238 Ibnu Katsir 

menjelaskan bahwa Ibu Musa membuat sebuah peti dan di dalamnya diletakkan 

buaian. Dia mulai menyusui puteranya dan jika ada seseorang yang ditakutinya 

masuk, maka ia pergi dan meletakkan puteranya itu di peti tersebut, dibiarkannya 

mengambang di sungai dan diikat dengan tambang. Suatu hari, seseorang yang 

ditakutinya masuk menemuinya, ia pun pergi dan meletakkan puteranya itu di peti 

tersebut serta membiarkannya di atas sungai. Akan tetapi ia lalai untuk 

mengikatnya, maka peti itu terbawa arus sungai hingga melintas di Istana 

Fir’aun.239 

 Dan janganlah engkau khawatir bahwa dia akan tenggelam atau mati 

kelaparan, atau terganggu oleh apapun dan jangan pula bersedih hati karena 

 

236 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, vol. 11, 

h. 553 

237 Buya Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid, 6 (Cet. III; Surabaya: Yayasan Latimojong, 2009),  

h.577  

238 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, vol. 11, 

h. 553 

239Abdullah bin Muh}ammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syaikh, Luba>b al-Tafsi>r min 
Ibni Kas\i>r, terj. M. Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, jil. 6 (Cet. 10; Jakarta: Pustaka Imam Asy-

Syafi’i, 2008), h. 74 
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kepergiannya karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu 

dalam keadaan sehat bugar. Dan setelah dewasa, kami akan menjadikannya salah 

seorang dari kelompok para rasul yang kami utus kepada Bani> Isra>il.240 Al-Maraghi 

menerangkan bahwa kami akan mengembalikan putramu yang masih nyusu itu 

kepadamu dan kamu menjadi orang yang menyusuinya, kemudian kami 

mengutusnya menjadi seorang rasul kepada tagut ini, dan membinasakannya serta 

menyelamatkan Bani Israil dari malapetaka melalui dia.241  

Hamka mengemukakan bahwa Di ujung ayat ini Allah memberikan dua 

motivasi Spiritual pada hati Ibu Musa. Pertama ialah bahwa anak itu akan segera 

kembali ke tangannya. Kedua ialah bahwa kelak anak itu akan menjadi Nabi dan 

menjadi Rasul Allah ke dunia ini, untuk mengajar, menunjuk mengajari, terutama 

Bani Isra>il yang selama ini hidup dalam penindasan Fir’aun. Motivasi Pertama 

khusus untuk Ibu Musa sendiri.  Dan motivasi kedua adalah untuk Bani Isra>il.242 

 

4. Faktor kezaliman Fir’aun dan bentuk-bentuk Kezalimannya 

Dalam hal ini, kaitannya terhadap peristiwa yang dialami Ibu Musa as. 

Dengan motivasi spiritual pada penelitian ini, dipicu oleh kezaliman-kezaliman 

yang dilakukan oleh Fir’aun serta rezim-rezimnya.  

 Dijelaskan dalam ayat sebelumnya pada QS. al-Qasash/28:4  

نَاءَٓهُمۡ  أبَ ۡ يذَُبهِحُ  هُمۡ 
مهِن ۡ طاَئٓفَِة  يَسۡتَضۡعِفُ  شِيَعا  أهَۡلَهَا  وَجَعَلَ  ٱلَۡۡرۡضِ  فِ  عَلَا  فِرۡعَوۡنَ  إِنَّ 

  ٤وَيَسۡتَحۡيِۦ نِسَاءَٓهُمَۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ 
Terjemahnya 

 

240M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, vol. 11, 

h. 554 

241Ah}mad Must}a>fa> al-Mara>gi>, Tafsir al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Tafsir al-
Mara>gi>, Juz.20, h. 67 

242 Buya Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid, 6 (Cet. III; Surabaya: Yayasan Latimojong, 2009),  

h.578 
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Sungguh, Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan 

penduduknya berpecah-belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani 

Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak 

perempuan mereka. Sungguh, dia Fir’aun termasuk orang yang berbuat 

kerusakan.243 

Ayat diatas melambangkan cita-cita yang rendah, yang mendasarkan 

kontak manusia dengan sesama manusia pada penindasan dan eksploitasi. Para 

Fir’aun memecah belah dan memelaratkan para masyarakat, dan menonjolkan 

kepentingan-kepentingan kelas. Mereka menghancurkan kekuatan kreatif manusia 

dan mencekik pertumbuhan mereka.244 

Oleh karena itu al-Qur’an membagi mereka menjadi dua kelompok. 

Kelompok yang pertama adalah para penindas yang dipandang hina, dan yang 

kedua adalah para penindas yang sombong.245 Ini menunjukan bahwa dikalangan 

para penindas terdapat orang-orang yang dipandang hina dan orang-orang yang 

sombong dan angkara. Penindas-penindas seperti Fir’aun adalah para penindas 

yang sombong, dan kaki tangan mereka adalah para penindas yang tertindas dan 

dihinakan 

Kesewenang-wenangan yang dilakukan Fir’aun kepada Bani israil 

terkhusus kepada Ibu Musa berawal dari mimpinya bahwa kelak kerajaan Fir’aun 

ini akan binasa ditangan seorang lelaki dari kalangan Bani Israil. Dari situlah ia 

memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir, serta 

memerintahkan pula agar kaum lelaki Bani Israil ditugaskan untuk melakukan 

pekerjaan-pekerjaan yang berat.  

Adapun bentuk-bentuk kezaliman Fir’aun yang lain juga dijelaskan. Dalam 

al-Qur’an ia digambarkan sebagai seorang hamba yang angkuh dan sombong. 

 

243 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah . h. 385 

244 Baqr ash-Sadr, Sejarah dalam Perspektif al-Qur’an, h. 90 

245 Muhammad Syahrur, Tirani Islam- Genealogi Masyarakat dan Negara. Terj. Saifuddin 

Qudsy dan Badrus Syamsul Fata, (Cet.I; Yogyakarta: Lkis. 2003). H. 89  
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Kesombongan Fira’un yang lain adalah pengklaiman dirinya sebagai tuhan bagi 

bangsa Mesir, diduga karena dia telah merasa berhasil membangun negara Mesir 

mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi. akibat kekuasaan yang absolut dan 

tercapainya kemakmuran yang tinggi ini maka tumbuhlah keangkuhan dan 

kesombonganya sehingga mengangkat dirinya sebagai tuhan. Allah Swt berfirman 

dalam QS. an-Na>zi’a>t/79: 24. 

 رَبُّكُمُ ٱلَۡۡعۡلَىَٰ  
  ٢٤فَ قَالَ أَنََّ۠

Terjemahnya: 

Akulah tuhanmu yang paling tinggi.246 

Klaim diatas menunutut manusia untuk patuh kepada Fir’aun dengan tidak 

melakukan perbuatan menurut kehendaknya sendiri, tanpa persetujuan dari 

Fir’aun, dan dia tidak segan-segan untuk menyiksa orang-orang yang percaya pada 

tuhan Musa karena tidak minta izin kepadanya. 

Sifat sombong lain yang ada pada Fir’aun adalah mengklaim bahwa seluruh 

negara Mesir adalah miliknya sendiri sebagaimana dalam QS. al-Zukhru>f/43: 51 

تَِۚٓ أَ  ريِ مِن تََۡ ذِهِ ٱلَۡۡنََٰۡرُ تََۡ فَلَا وَنََّدَىَٰ فِرۡعَوۡنُ فِ قَ وۡمِهِۦ قاَلَ يََٰقَوۡمِ ألَيَۡسَ لِ مُلۡكُ مِصۡرَ وَهََٰ
  ٥١تُ بۡصِرُونَ 

 

Terjemahnya: 

Dan Fir’aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: "Hai kaumku, 

bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai ini 

mengalir di bawahku; maka apakah kamu tidak melihat(nya)?.247 

Sifat diatas adalah sifat kekuasaan tirani dan karakteristik fenomena 

Fir’aun yang masih bertahan hingga saat ini. Seorang tiran tidak selalu mengklaim 

secara terang-terangan bahwa dia adalah penguasa negeri dan penguasa penduduk 

negeri, akan tetapi bisa diketahui dari kualifikasi bentuk kekuasaan yang terdapat 

 

246 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah . h. 584 

247 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah . h. 493 
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dalam dirinya. Sebaliknya, kita akan mendapatkan manusia yang hidup dibawah 

hegemoni kekuasan tirani itu memiliki karakteristik tertentu, yakni masyarakat 

tersebut adalah komunitas yang teralienasi, baik dari sistem atau institusi yang ada 

didalamnya. Karena itu, Allah SWT memasukkan mereka dalam kategori fasiqin. 

5. Hikmah Ketaatan Ummi Musa as. 

Ibunda Musa merupakan seseorang dengan tipikal yang sangat taat akan 

perintah Allah Swt. Pada ayat yang peneliti kaji mengandung empat ragam 

persoalan yaitu; Dua perintah: susuilah dan hanyutkanlah dia. Dua larangan, yaitu; 

janganlah kamu takut dan jangan berduka cita. Dua berita, yaitu; kami 

mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya seorang rasul. Dua kabar 

gembira yang tersirat pada dua berita tadi, yaitu mengembalikannya kepada ibu 

dan menjadikannya seorang rasul.248  

Dari ke empat ragam soal ini menunjukkan bahwa Allah SWT akan 

menjamin keselamatan Musa dari mulai kelahiran hingga tumbuh kembang dan 

dewasanya Musa akan selalu terpenuhi kebutuhannya. Allah juga melarang Ibunda 

Musa untuk bersikap khawatir dan bersedih, sebab kekuasaan Allah itu nyata dan 

akan terlaksana jadi jangan pernah meragukannya.249 Kemudian jika kita menilik 

lebih jauh maka tampak dari perbuatan Ibunda Musa itu sendiri ialah suatu teladan 

seperti Ketaatannya terhadap perintah Allah, Keyakinan yang nyata dan tidak 

akan pernah putus dan Sifat Kesabaran yang tak terbatas. Adapun ketaatan-

ketaatan Ibu Musa sebagai berikut: 

a. Ketaatan terhadap perintah Allah Swt. 

 

248Ah}mad Must}a>fa> al-Mara>gi>, Tafsir al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Tafsir al-
Mara>gi>, Juz.20, h. 68 

249Shalah, Al-Khalidy, Kisah-Kisah Al-Qur‟an Pelajaran Dari Orang-Orang Dahulu, 

(Cet.I;  Jakarta : Gema Insani Press, 1999), h. 87 
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Ketaatan yang telah dilaksanakan ibunda Musa ini sungguh mulia, 

bagaimana tidak disaat masa-masa genting dari mulai mengandung hingga 

melahirkan selalu dihantui rasa takut dan cemas oleh kekejaman Fir’aun yang 

akan membunuh serta membantai habis tiap bayi laki-laki yang baru lahir. 

Namun setelah kelahiran nya (Musa) Allah memerintahkan kepada Ibunda 

Musa untuk menyusuinya dan menghanyutkannya kesungai Nil.250 Jika kita 

berfikir secara logika bagaimana mungkin seorang ibu yang baru saja 

melahirkan bayinya itu tega untuk membuangnya kesungai, padahal sang ibu 

telah bersusah payah melahirkan dengan penuh kecemasan dan kekhawatiran 

akan kebengisan Fir’aun namun Allah perintahkan untuk membuangnya 

kesungai!! Ibu mana yang tega dan sanggup melaksanakan perbutan hina itu. 

Namun Ibunda Musa tidak, Ketaatan mulianya mengalahkan segala rasa takut 

didalam dada ia lakukan perintah Allah dan bersedia menghanyutkan Musa ke 

sungai Nil yang mengalir deras. 

b. Kesabaran yang tidak terbatas 

Manusia biasa, bisa saja sabar namun ada perkataan begini sabar itu ada 

ruang dan batasnya, tak semua manusia dapat bersabar sebagaimana sabarnya 

Ibunda Musa. Ketika kegentingan terjadi, porak poranda semakin kacau, isak 

tangis menyelimuti keluarga yang terbunuh anaknya, dengan itu semua Allah 

melarang Ibunda musa untuk Khawatir dan bersedih, jika kita bayangkan atau 

merasakan nya jangan kan menangis bersedih pun dilarang. Sebagaimana 

manusia biasa ketika terjadi bencana atau pembunuhan sudah sewajarnya 

manusia itu bersedih dan menangis itu sangat wajar dan lumrah bagi kita yang 

 

250Muhammad Ali, As-Shabuni, Rawai‟ul Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al- 

Quran, vol. IV, (Damaskus: Maktabah Al Ghazali, 1980), h. 324 
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menyaksikan tragedi mengerikan. Allah SWT dalam firmannya QS. an-

Nahl/16: 96. 

لُونَ مَا عِندكَُمۡ ينَفَدُ وَمَا عِندَ ٱلِلَِّ بَِقَۗ وَلنََجۡزيَِنَّ ٱلَّذِينَ صَبََوُٓاح أَجۡرَهُم بَِِحۡسَنِ مَا كَانوُاح يَ عۡمَ 
٩٦ 

Terjemahnya: 

Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. 

Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang 

sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.251 

Pada Perkataan Allah ini kesabaran tiada batasannya, maka ini lah yang 

telah dilakukan oleh Ibunda musa ia terus bersabar menunggu kehendak yang 

Allah berikan kepadanya dan nabi Musa as. 

c. Keyakinan yang nyata dan tidak akan pernah putus 

Keyakinan disini dimaksudkan pada empat ragam persoalan yang 

menyangkut pada Ibunda musa, namun yang menjadi focus hanya ketiga ragam 

yaitu mulai dari Perintah (susuilah dia (Musa) dan maka jatuhkanlah dia ke 

sungai (Nil)), Larangan (janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) 

bersedih hati), Kabar bahagia (kami akan mengembalikan kepadamu dan akan 

menjadikannya seorang Rasul).252  

Dari ketiga ragam tersebut Ibunda Musa dengan Keyakinannya 

menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah semata. Sebelum itu 

terjadi, Ibunda Musa merasa bahagia dan tenang bahwa Musa akan dilindungi 

dan akan dipelihara oleh Allah melalui seorang manusia yang akan 

membuatnya aman dari cengkraman Fir’aun. Namun siapa yang menyangka 

bahwa orang yang memeliharanya ialah musuh bebuyutannya sendiri yaitu 

Fir’aun, jika kita berfikir secara logika seorang bayi laki-laki yang telah hanyut 

 

251 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah . h. 278 

252 Muhammad Ali, As-Shabuni, Rawai‟ul Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al- 
Quran, vol. IV, h. 325 
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disungai itu ditemukan langsung oleh Fir’aun dan sangat mudah bagi sang 

Fir’aun untuk membunuh bayi laki-laki yang ada dihadapnnya itu. Ibunda 

Musa ketika mengetahuinya merasa lemah dan gundah serta ingin berkata jujur 

bahwa bayi itu adalah anaknya, jangan lukai dia. Seperti dalam Firman Allah 

QS. al-Qas}as}/28: 10 

مِنَ  لتَِكُونَ  قَ لۡبِهَا  عَلَىَٰ  رَّبَطۡنَا  أَن  لَوۡلَآ  بِهِۦ  لتَُ بۡدِي  إِن كَادَتۡ  فََٰرغًِاِۖ  مُوسَىَٰ  أمُهِ  فُ ؤَادُ    وَأَصۡبَحَ 
  ١٠ٱلۡمُؤۡمِنِيَۡ 

Terjemahnya: 

Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia 

menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, 

supaya ia termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji Allah).253 

Jika kita tela’ah, siapa yang akan menyangka masalah akan semakin 

rumit jikalau Ibunda Musa berkata jujur dan mengungkap kebenaran tentang 

Musa, saat itu kekosongan hati menyelimuti Ibunda Musa yang ia pikirkan 

hanyalah bagaimana nasib anakku, bagaimana jika Fir’aun membunuh anankku 

itu saja yang ibunda Musa pikirkan. Disini Ibunda Musa merasa sangat 

menyesal telah menghanyutkan bayinya dan menyalahkan dirinya sendiri. 

Kemudian pada kata “..seandainya tidak kami teguhkan hatinya..” ini 

menandakan bahwa Ibunda Musa sudah ingin memeberitahukan yang 

sebenarnya jika sampai ini terjadi siapakah yang akan mampu menyelamatkan 

Musa dari kebengisan Fir’aun. Namun, Allah Swt dengan kekuasaannya 

meneguhkan (menguatkan) hati ibunda Musa dan mengisinya dengan 

keyakinan yang tiada batas bahwa janji Allah Swt itu nyata. Maka dengan 

begitu yakinlah Ibunda Musa serta merasa tenang hati dan jiwanya tentang 

bagaimana Allah Swt menempatkan Musa di dekat Fir’aun yang keji itu.254 

 

253 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah . h. 386 

254 Shalah, Al-Khalidy, Kisah-Kisah Al-Qur‟an Pelajaran Dari Orang-Orang Dahulu, h. 93 
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Disinilah Keyakinan tiada batas yang Ibunda Musa lakukan dan Ibunda Musa 

masuk dalam golongan yang beriman (percaya pada janji Allah yang nyata).   

Selain dari sikapnya ibunda musa yang teguh memegang janji Allah Swt sekalipun 

ibunda musa harus menghanyutkan anaknya kesungai, kita juga dapat melihat 

sikap atau sifat lainnya dari segi naluri keibuan, dimana seorang ibu apapun 

keadaan, situasi atau guncangan yang membahayakan anaknya, seorang ibu akan 

melakukan segala macam cara untuk melindungi dan menyelamatkan anak 

tersayangnya, walaupun dengan cara apapun yang mungkin akan menimbulkan 

dampak buruk bagi sang ibu, karna yang terpenting adalah sang buah hati. Maka 

inilah yang telah dilakukan oleh Ibunda Musa kepada anaknya, karena ia sangat 

menyayangi anaknya dia rela melakukan apapun walau harus menghanyutkan 

bayinya ke sungai dan dengan tetap dibarengi keyakinan pada rencana yang telah 

Allah Swt rencanakan untuk dirinya dan anaknya.
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BAB IV 

ANALISIS PERBANDINGAN MOTIVASI SPIRITUAL TERHADAP 

MARYAM DAN UMMI MU>SA>. 

A. Hakikat Motivasi Spiritual. 

Spiritual berasal dari kata “spirit”. Kata “spirit” diambil dari kata Latin 

“spiritus”. Kata Spiritus berarti nafas dan kata kerja “spirate” bermakna untuk 

bernafas.255 Merujuk kepada asal katanya, hidup adalah untuk bernafas. Bernafas 

artinya memiliki spirit. Spiritual berarti memiliki ikatan yang kuat kepada hal 

yang bersifat keruhanian, bukan bersifat fisik atau material. Sesuatu yang spiritual 

memiliki kebenaran abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia, bukan 

sesuatu yang bersifat duniawi yang sifatnya sementara. Di dalamnya terdapat 

kepercayaan terhadap kekuatan supernatural seperti dalam agama.256 Kata spirit 

juga berarti jiwa atau sukma atau roh. Spiritual berarti kejiwaan, rohani, batin, 

mental atau moral.257 

Spirit dibagi menjadi tiga tipe, yaitu: spirit subjektif, spirit objektif, dan 

spirit absolut. Spirit subjektif terkait dengan kesadaran, memori, dan kehendak 

individu sebagai pengabtraksian dalam relasi sosialnya. Spiritobjektif berkaitan 

dengan konsep fundamental kebenaran (right, recht), baik dalam pengertian legal 

maupun moral. Sedangkan spirit absolut dipandang sebagai tingkat tertinggi dari 

spirit yaitu sebagai bagian dari nilai seni, agama, dan filsafat.258 

Al-Qa>d}i menekankan bahwa spiritualitas adalah tahapan perjalanan bathin 

seorang manusia untuk mencari dunia yang lebih tinggi dengan bantuan riyadah 

 

255 Aliah B Purkania Hasan, Psikologi Perkembangan Islami, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2006), h. 288. 

256 Aliah B Purkania Hasan, Psikologi Perkembangan Islami, h. 288-289 

257 Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), h. 857 

258 Imas Kurniasih, Mendidik SQ Anak menurut Nabi Muhammad Saw. (Yogyakarta: 

Pustaka Marwa, 2010), h. 11. 
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dan berbagai amalan pengekangan diri sehingga perhatiannya tidak berpaling dari 

Allah Swt, semata mata untuk mencapai puncak kebahagiaan abadi.259 

Selain spiritualitas, terdapat istilah spiritualisasi yaitu pembinaan mental-

spiritual, pembentukan jiwa, penjiwaan hidup dengan nilai-nilai agama Islam atau 

Taz}kiyah al-nafs.260 

Dalam Islam spiritual memiliki makna yang sama dengan ruh.261 Ruh 

merupakan hal tidak dapat diketahui keberadaannya (gaib). Ruh selalu 

berhubungan dengan Ketuhanan, ia mampu mengenal dirinya sendiri dan 

penciptanya, ia juga mampu melihat yang dapat masuk akal. Ruh merupakan 

esensi dari hidup manusia, ia diciptakan langsung dan berhubungan dengan realitas 

yang lebih tinggi yaitu penciptanya. Ruh memiliki hasrat dan kinginan untuk 

kembali ke Tuhan pada waktu masih barada dan menyatu dengan tubuh manusia. 

Ruh yang baik adalah ruh yang tidak melupakan penciptanya dan selalu 

merindukan realitas yang lebih tinggi. Ini dapat terlihat dari perbuatan individu 

apakah ia ingkar dan suka maksiat atau suka dan selalu berbuat kebaikan.262 

Al-Ghaz}a>li menyebut motivasi spiritual dengan istilah motivasi 

Muthmainnah  (spiritualistic), yang tercermin dalam konsep khauf dan raja>’. 

Khauf merupakan pemicu semangat untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan dan 

hal-hal yang dilarang, sedangkan Raja>’ (harapan) terhadap keagungan pahala dari 

Allah dan keindahan janji-Nya berupa berbagai macam kemuliaan merupakan 

pendorong yang membangkitkan semangat untuk berbakti dan taat kepada 

 

259 Ruslan, Menyingkap Spiritualitas Ibnu ‘Arabi, (Cet. I; Makassar: Al-Zikra, 2008) h. 16 

260 Yahya Jaya, Spiritualisasi Islam dalam Menumbuhkembangkan Kepribadian dan 
Kesehatan Mental, (Pengantar), (Jakarta: Ruhama, 1994), h. 1 

261 Pemahaman tentang ruh ini tidak dapat dipisahkan dari firman Allah dalam QS: Al- 

Isra’: 85 

262 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam. (Jakarta: Rajawali 

Press. 2001), h. 329-330. 
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Allah.263  Rasa takut mendorong untuk takwa kepada Allah, mencari ridhaNya, 

mengikuti ajaran-ajaranNya, meninggalkan laranganNya dan melaksanakan 

perintahNya. Oleh karena itu, khauf merupakan tiang penyangga iman. Khauf dan 

raja>’ adalah urusan hati, sementara yang dapat dikuasai manusia adalah hal-hal 

yang mendahuluinya.264 

Manusia adalah makhluk integral, tidak berdiri atas satu aspek saja. 

Psikologi kontemporer yang berkembang di barat meninggalkan satu ranah yang 

ada pada manusia yaitu ruh (soul) yang merupakan pengendali semua organ 

maupun fungsi dalam diri. Ruh Dalam psikologi Islami, masuk ke dalam ranah 

spiritual, di samping qalb (afektif), aql (kognitif), dan irâdah (konatif). Sebagai 

makhluk integratif, sejatinya manusia dikendalikan oleh ruh (soul), yaitu sesuatu 

yang digambarkan oleh Ibnu Sina sebagai sebuah substansi yang menjadi pusat 

kesadaran manusia.265 

Jadi dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang secara 

integratif dan simultan berperilaku dengan menggunakan akal (kognitif), perasaan 

(afektif), kekuatan kehendak (konatif), dan ketajaman hati nurani (spiritual). 

Empat aspek inilah yang menjadi faktor the force dari motivasi manusia atau dapat 

disebut sebagai kekuatan motivasi. 

Terkait dengan motivasi spiritual Baharuddin menjelaskan bahwa motivasi 

spiritual atau motivasi utama berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan-

 

263 Al-Ghazali, Minha>j al-‘A>bidîn, terj. Moh. Syamsi Hasan dengan judul Minha>j al-
‘A>bidîn: Tujuh Tahapan Menuju Puncak Ibadah, (Surabaya: Penerbit Amelia Surabaya, 2006), 

h.15. 

264 Al-Ghazali, Minha>j al-‘A>bidîn, terj. Moh. Syamsi Hasan dengan judul Minha>j al-
‘A>bidîn: Tujuh Tahapan Menuju Puncak Ibadah, h. 15 

265 Ibnu Sina dianggap filosof Muslim yang popular yang mendalami psikologi dan banyak 

mengarang buku-buku tentang psikologi. Kajiannya tentang jiwa terdapat dalam buku asysyifa’. 
Pendapatnya tentang jiwa banyak dipengaruhi oleh pendapat Al- Farabi tentang jiwa sebelumnya, 

tetapi pembahasan Ibnu Sina lebih mendalam, padat, dan terinci. Lihat: Muhammad Utsman 

Najati, Jiwa dalam pandangan Filosof Muslim, h. 142-14. 
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kebutuhan yang bersifat spiritual. Tingkah laku yang timbul dari dorongan 

tersebut adalah tingkah laku yang ikhlas mengharap ridha Allah Swt. Alasan 

seorang yang mukhlis hanya karena Allah, bukan karena kepentingan biologis 

semata apalagi psikologis. Baharuddin tidak menafikan adanya faktor biologis dan 

psikologis tetapi mengedepankan unsur ruhaniah yang utama. Baharuddin 

menggolongkan motivasi spiritual (motivasi utama) kepada: pertama: kebutuhan 

aktualisasi diri, dan kedua; kebutuhan ibadah (agama). Menurutnya, manusia 

dibekali potensi oleh Allah Swt berupa al-rûh, dengan potensi tersebut manusia 

berusaha untuk menjadi aktual sebagai khalifah Allah di bumi. Selain itu dorongan 

manusia untuk berbuat adalah kebutuhan kepada agama. Kebutuhan ini merupakan 

implementasi dari sifat quds (suci) yang bersumber dari dimensi fitrah. Bentuk 

kebutuhan agama dalam hal ini diartikan sebagai kebutuhan beribadah sebagai 

salah satu tugas manusia.266 

B. Perbedaan dan Persamaan Eksistensi Motivasi Spiritual Maryam dan Ummi 

Mu>sa>. 

1. Perbedaan Motivasi Spiritual Maryam dan Ummi Mu>sa> 

 Ada beberapa perbedaan yang telihat pada kedua peristiwa tersebut. 

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan perbedaannya sebagai berikut: 

a. Posisi keadaan maryam dan Ummi Mu>sa>. 

Berdasarkan uraian terdahulu dengan melihat penafsiran dari beberapa 

mufassir terkait ayat yang peneliti kaji, Dapat kita lihat bahwa Maryam pada 

saat itu dalam keadaan mengandung yang sebentar lagi akan melahirkan sang 

buah hati yaitu Mu>sa> as. Dengan kata lain Maryam dalam keadaan sedang 

 

266 Baharuddin, Paradikma Psikologi Islami, Studi tentang Elemen Psikologi dari Al-
Quran, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2007) h.256 
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Bersalin. Sedangkan Ummi Mu>sa pada saat itu dalam keadaan Pasca-

persalinan. 

b. Latar belakang faktor peristiwa Maryam dan Ummi Mu>sa. 

Faktor yang dimaksud ialah sesuatu yang menjadi sebab kehadiran 

motivasi terhadap Maryam dan Ummi Mu>sa>. Karena pada saat itu, kedua 

ibunda tersebut dalam keadaan yang sangat depresi, sedih, takut yang 

membuat fisik dan mentalnya jatuh. 

Kaitanya dengan hal ini Maryam ibunda Isa as. Pada saat Maryam 

mendapatkan kabar dari malaikat jibril akan hamil tanpa hubungan biologis, 

dituduh zina sekaligus diusir dari lingkungan sosial masyarakat Bani Israil. 

Pada saat itulah Maryam mengasingkan diri ke suatu tempat yang jauh dari 

manusia.  

Maryam mengambil tempat yang jauh, tidak lain karena dia malu 

kepada kaumnya, karena dia termasuk keluarga nabi-nabi, dan merasa 

mendapat tuduhan dari mereka. Maka dia memutuskan untuk tidak menemui 

mereka dan mereka tidak melihatnya.267 Juga untuk menghindari dirinya dari 

berbagai cemoohan dan kejadian yang tak diinginkan dari kaumnya. 

Ditempat perasingannya yang tidak ada satupun manusia yang dapat 

membantunya dan menolong persalinannya, Maryam dalam keadaan menahan 

rasa sakit dan nyeri memaksanya untuk bersandar dan bergantung kepada 

batang pohon kurma agar melahirkan anaknya dengan mudah Dia berangan-

angan, sekiranya saja dia mati sebelum waktu ini, waktu dia menghadapi 

peristiwa besar itu, karena malu dan takut mendapat cemoohan dari orang 

 

267Ahmad Mustafa Al-Mara>ghi, Tafsir al-Mara>ghi, jilid 16, terj. Bahrun Abubakar, dkk, 

(Semarang: Toha Putra, 1993), cet. 2, h. 75. Lihat juga dalam tafsir al-Wasith, h. 482 
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banyak, atau sekiranya dia menjadi sesuatu yang tidak berarti dan tidak 

dihiraukan oleh seorang pun.268 

Rasa sakit yang begitu hebat membuatnya nyaris putus asa. Keadaan 

dirinya yang sendiri, jauh dari keluarga, tanpa seorang pun di dekatnya. 

Maryam pun mengeluarkan seluruh keluh kesahnya. Keputus asaanya karena 

rasa sakit yang terus datang silih berganti. Pada saat itulah Allah membimbing 

atau memberikan motivasi kepada Maryam dengan perantara malaikat Jibril 

untuk tidak bersedih hati dengan mengatakan  “Janganlah, wahai Maryam 

engkau bersedih hati karena ketersendirian atau ketiadaan makanan dan 

minuman serta kekhawatiran gunjingan orang, sesungguhnya Tuhan 

pemelihara dan pembimbing-mu telah menjadikan anak sungai telaga di 

bawahmu. Dan goyangkanlah ke kiri dan ke kanan pangkal pohoon kurma itu 

ke arahmu, niscaya ia yakin pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang 

masak kepadamu”.  dan setelah kelahiran Musa, Jibril menyeru kepada Maryam 

untuk bersenang hati atas kelahiran anaknya.  

Sedangkan , Ummi Mu>sa> pada saat peristiwa kekejaman dan kezaliman 

Fir’aun yang membunuh setiap anak laki-laki yang lahir di dunia dalam 

keadaan takut, khawatir dan sedih.  Takut apabila prajurit Fir’aun menemukan 

mereka dan membunuh sang buah hati. Khawatir apabila ada yang curiga 

melihat Ummi Mu>sa> menyusui bayi laki-laki. Maka dalam keadaan itulah 

Allah mewahyukan kepada Ummi Mu>sa> untuk menghanyutkan sang bayi ke 

sungai Nil, dan menjanjikan bahwa bayi tersebut akan kembali ke pangkuan 

Ummi Mu>sa>, kemudian Allah menjadikan Mu>sa> kecil suatu saat akan menjadi 

Rasul. sehingga Bimbingan atau Motivasi yang Allah berikan kepada Ummi 

 

268 Ahmad Mustafa Al-Mara>ghi, Tafsir al-Mara>ghi, h. 75 
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Mu>sa> yang berdasarkan keimanan dan ketakwaannya yang tinggi membuat dia 

yakin terhadap hal tersebut. 

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Maryam pada 

peristiwanya difaktorkan oleh rasa sakit yang sangat luar biasa akan 

melahirkan sang buah hati tanpa di dampingi oleh manusia satupun, juga 

difaktorkan oleh tuduhan masyarakat Bani Israil terhadap diri Maryam 

sedangkan Ummi Mu>sa pada peristiwanya difaktorkan oleh kezaliman Fir’aun.  

c. Perbedaan konteks lafazh ayat 

Berdasarkan uraian terdahulu dengan melihat teks ayat secara 

keseluruhan maka terlihat bahwa kedua peristiwa tersebut terdapat perbedaan 

pada makna konteks lafazh sebagai bentuk  motivasi spritual Maryam dan 

Ummi Mu>sa>.  

Pada QS. maryam/19: 24, juga terdapat lafazh   ِزَن  sebagai bentukأَلاَّ تََۡ

motivasi spiritual kepada Maryam as. Konteks makna lafazh tersebut 

menunjukkan larangan Allah melalui Jibril untuk Maryam agar tidak larut 

dalam duka dan kesedihan karena rasa sakit yang dirasakan menjelang 

kelahiran anaknya. Dengan kata lain Allah memotivasi Maryam diperantarai 

oleh Jibril untuk sabar, tangguh dan tawakkal pada saat persalinannya yang 

tanpa seorang pun dapat menolongnya sehingga pada saat mental dan psikis 

Maryam yang sudah jatuh itu dapat meningkat kembali. 

Lafazh   ِزَن  merupakan bentuk motivasi spiritual yang  bentuknyaأَلاَّ تََۡ

Ekstrensik atau motivasi spiritual yang berasal dari luar diri. Motivasi 

ekstrensik ialah sesuatu yang bisa didapat dari pengamatan sendiri, saran dari 

orang lain, anjuran ataupun dari dorongan orang lain. Motivasi yang bersifat 

ekstrensik Maryam dipengaruhi oleh faktor stress yang bersifat internal dan  

Eksternal dengan kata lain, turunnya mental Maryam difaktorkan oleh 
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pengaruh rasa sakit yang secara biologis layaknya Ibu pada umumnya  ketika 

hendak melahirkan anaknya, dan rasa sakit mental yang dirasakan Maryam 

difaktorkan oleh cemoohan Masyarakat Bani Isra>il terhadap maryam. Dalam 

hal ini, Peneliti mengindikasikan bahwa memang terdapat beberapa perbedaan 

terkait yang menyeru kepada Maryam as. Untuk tidak bersedih, akan tetapi 

dalam konteks perbedaan tersebut semuanya sepakat bahwa seruan tersebut 

berasal dari luar diri Maryam as.  

At-T}abari, memahami kata (  من تتَها ) adalah bahwa yang menyeru dari 

bawah tempat Maryam berada itu adalah Isa as. yang memanggil ibunya dari 

bawahnya setelah melahirkannya.269 Namun, Al-Qurt}ubi berbeda pendapat, 

bahwa yang menyeru dari bawah tempat Maryam berada itu adalah malaikat 

Jibril as.270   

Adapun yang berpendapat bahwa yang menyerunya itu malaikat Jibril 

maupun Isa as., masing-masing dari mereka mempunyai alasan tersendiri. 

Pertama: dhamir (kata ganti) pada ayat ini menunjuk kepada ayat 21 dan 

sebelumnya.271 Kedua: Mereka yang berpendapat bahwa itu malaikat Jibril, 

dengan alasan di antaranya karena bahwa Isa tidak berkata apa-apa hingga 

kaumnya datang kepadanya. 

Alasan mereka yang berpendapat bahwa yang memanggilnya adalah 

Isa. Pertama: dhamir (kata ganti) kembali kepada orang yang lebih dekat 

dengan yang disebutkan dalam ayat tersebut, kecuali ada dalil yang 

menjelaskannya. Sedangkan orang yang disebutkan dalam ayat itu (surat 

 

269  Abu> Ja‘fa>r Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas \i>r bin Ga>lib al-A<mili> al-T}abari>, 

Ja>mi‘ al-Baya> fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Juz VIII, (Cet I; t.t.: Mu’assasah al-risa.lah, 1420 H/2000 M), h. 

523 

270 Syaik Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, h. 251. Lihat juga dalam tafsir tafsir As-
Sa‟di, h. 419, tafsir Adhwàul Bayan, h. 449, dan tafsir al-Mishbah, h. 170 

271 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an, h. 170 
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Maryam ayat 22 “ فحملته  ”), yang paling dekat dengan Maryam adalah Isa. 

Kedua: ketika kaumnya datang, saat Maryam membawa anak Isa, mereka 

mengatakan sesuatu kepadanya. Maryam lalu menunjuk kepada anaknya agar 

mereka (kaumnya) itu berbicara saja dengan anak itu.272 

Sedangkan Pada QS. al-Qas}as}/28: 7, terdapat lafazh  ِزَن وَلَا تََاَفِ وَلَا تََۡ
sebagai bentuk Motivasi kepada Ummi Mu>sa> as. konteks makna lafazh 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk larangan Allah untuk tetap 

menguatkan mental dan psikis kepada Ummi Mu>sa>, yaitu dilarang untuk takut, 

khawatir dan dilarang untuk bersedih, Khawatir apabila ada yang curiga 

melihat Ummi Mu>sa> menyusui bayi laki-laki. Takut apabila prajurit Fir’aun 

menemukan mereka dan membunuh sang buah hati. Dan bersedih hati karena 

kepergiannya setelah Ummi Mu>sa> hanyutkan anaknya ke sungai Nil. 

Lafazh   زَنِ  وَلَا تََاَفِ وَلَا  ini merupakan bentuk motivasi spiritual yang تََۡ

jenisnya motivasi Intrinsik dengan kata lain motivasi yang berasal dari dalam 

diri. Sebagaimana yang dikatakan al-Ghazali, bahwa motivasi dari dalam yang 

muncul akibat kekuatan akidah juga disebut sikap Intrinsik. Juga disebabkan 

oleh faktor stress yang bersifat eksternal dengan kata lain, turunnya mental 

Ummi Mu>sa> difaktorkan oleh pengaruh perbuatan kekejaman Fir’aun. Sesuai 

dengan teori yang peneliti kutip dari penjelasan Supartini yang sudah 

dijelaskan pada bab II sebelumnya. Kemudian, Hal ini di indikasikan bahwa 

dari beberapa Mufassir yang peneliti kaji penafsirannya itu sepakat bahwa 

dalam kisah Ummi Mu>sa> beliau di ilhamkan langsung Oleh Allah, baik secara 

langsung atau melalui mimpi, sebagaimana Quraish Shihab menjelaskan, Yang 

dimaksud kata awhaina> pada QS. al-Qas}as}/28: 7 adalah mengilhamkan, baik 

secara langsung maupun melalui mimpi, karena ibu Nabi Mu>sa> as. Bukanlah 

 

272 Syaikh Asy-Syanqithi, Tafsir Adhwàul Bayan, terj. Adhwà Al Bayan fi Idhah Al-Qur̀an 
bi Al-Qur̀an Oleh Fakhrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 451 
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seorang nabi. Ilham adalah informasi yang diyakini sangat akurat, namun yang 

diilhami tidak mengetahui secara pasti dari mana sumber informasi itu.273 

Janganlah engkau khawatir, pada ayat yang peneliti kaji dimaksudkan 

untuk sesuatu dari luar yang dapat melemahkan mental dan psikis Ummi Mu>sa>. 

Janganlah engkau bersedih, pada Ummi Mu>sa,> juga dimaksudkan untuk tidak 

larut dalam kesedihan sehingga membuat sakit mental dan psikis yang sangat 

turun atas perbuatan yang menimbulkan kesedihan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan 

pada lafazh konteks ayat dari bentuk motivasi spiritual terhadap kisah Maryam 

dan Ummi Mu>sa> tersebut bahwa pada kisah Maryam as. Hanya terdapat satu 

bentuk lafazh larangan yaitu   ِزَن تََۡ  adapun jenis motivasi spiritual dariأَلاَّ 

bentuk lafazh tersebut terhadap Maryam as. Pada ayat yang peneliti kaji 

bersifat ekstrensik atau motivasi yang berasal luar diri Maryam as. Dan bersifat 

internal dan Eksternal pada faktor yang dirasakan Maryam kala itu. Sedangkan 

pada Kisah Ummi Mu>sa> terdapat dua bentuk lafazh larangan yaitu   وَلَا تََاَفِ وَلَا
زَنِ    dan jenis motivasi spiritual dari bentuk lafazh di atas terhadap Ummiتََۡ

Mu>sa> pada QS.al-Qas}as}/29: 7 ini bersifat Intrinsik atau motivasi yang berasal 

dari dalam diri Ummi Mu>sa> dan juga bersifat eksternal pada faktor yang 

menjadikannya stress terhadap peristiwa yang menimpanya. Dan dari kedua 

peristiwa ini, peneliti menyimpulkan bahwa yang paling kuat motivasi 

spiritual yang diberikan Allah berdasarkan penjelasan di atas ialah Maryam.  

 

 

 

 

273 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, vol. 11 

(Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2013),  h. 554 
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Berikut tabel perbedaan kasus Maryam dan Ummi Mu>sa>. 

Nama 
Posisi Status  

persalinan 

Teks Lafaz 

Motivasi 

Spiritual 

Jenis Motivasi Spiritual 
Faktor Kehadiran Motivasi 

Spiritual 

Maryam 

Dalam 

keadaan 

bersalin 
 الاَّ تََحزَنِح 

➢ Ekstrensik 

(adanya seruan 

Allah melalui 

Jibril berupa solusi 

kepada Maryam 

agar tidak larut 

dalam kesedihan) 

➢ Internal dan 

Eksternal 

(disebabkan rasa 

sakit lahir dan batin 

yang luar biasa 

menjelang 

kelahirannya) 

➢ Eksternal 

(cemoohan 

masyarakat terhadap 

Maryam sebagai 

bentuk bullying 

sosial) 

Ummi 

Mu>sa> 

Dalam 

keadaan pasca 

bersalin 

وَ لَا تََاَفِ  
 وَ لَا تََحزَنِ 

➢ Instrinsik  (Ilham 

Allah berupa 

solusi kepada 

Ummi Mu>sa> 

untuk mentaati dan 

Tidak takut 

terhadap Fir’aun 

dan sedih karena 

berpisah dengan 

anaknya yang 

dihanyutkannya ke 

sungai Nil) 

➢ Eksternal 

(disebabkan 

kezaliman Fir’aun 

dan bala tentaranya) 

 

2. Persamaan Motivasi Spiritual Maryam dan Ummi Mu>sa> 

Kendati memiliki beberapa perbedaan, namun juga memiliki beberapa 

persamaan, diantaranya persamaan pada bentuk kata yang digunakan yakni pada 

lafaz (الْزن) sebagai bentuk dari wujud motivasi spritual yang diberikan Allah 

Swt. Kedua kata dalam kasus Maryam dan Ummi Mu>sa> berbentuk fi’il mud{ari>’ 

yang didahului oleh harf n>ah}i. 

ََالْزن adalah kekasaran yang ada pada tanah dan kekasaran pada jiwa 

yang disebabkan oleh adanya kegundahan di dalamnya. ia merupakan kebalikan 
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dari kata   الفرح(kebahagiaan). Dan dikarenakan kata tersebut mengandung makna 

 yang disebabkan kegundahan.274 (kekasaran)الخشونةَ

Al-Asfaha>ni mengatakan bahwa yang dimaksud “jangan bersedih” pada 

kedua ayat dalam peristiwa Maryam dan Ummi Mu>sa> ialah bukanlah melarang 

adanya kesedihan didalam hati. Karena rasa sedih tidak terjadi dengan kehendak 

sendiri, akan tetapi ia muncul ketika terdapat hal-hal yang menyebabkan 

kesedihan.275  

Persamaan berikutnya yaitu terdapat pada sifat kepasrahan yang 

dilakukan oleh Maryam dan Ummi Mu>sa>. Sebagaimana yang telah diuraikan 

peneliti, dapat dilihat dari pencapaian yang dilakukan oleh Maryam dan Ummi 

Mu>sa>. Maryam Ibunda Isa as. Di saat ia kembali ke kaumnya. Disebutkan dalam 

QS. Maryam/19: 27-28  
رَۡيََُ لَقَدۡ جِئۡتِ شَيۡ  مِلُهُۥِۖ قاَلُواح يَََٰ

رُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ ٱمۡرأََ  ٢٧ا فَريّه    فأَتََتۡ بِهِۦ قَ وۡمَهَا تََۡ يَََُٰٓخۡتَ هََٰ
  ٢٨سَوۡء وَمَا كَانَتۡ أمُُّكِ بغَِيها  

Terjemahnya: 

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan 

menggendongnya. Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu 

telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, 

ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali 

bukanlah seorang pezina"276 

Berdasarkan atas petunjuk dan bimbingan yang diberikan Allah. 

Maryam dikisahkan menunjuk kepada Isa lalu berkata“Tanyalah anak ini, dia 

akan menjelaskan kepada kalian perkaranya”. Tanpa diterima nalar, berkat 

keyakinan dan kepasrahan kepada Allah. Maryam mendapatkan pertolongan, 

 

274 Abu Qa>sim Husain Bin Muhammad Ma’ruf Ar-Ragib As}faha>ni, al-Mufrada>t fi> Garib 
al-Qur’an (Beirut: Da>r al-Qalam, 1412 H ), h. 495 

275 Abu Qa>sim Husain Bin Muhammad Ma’ruf Ar-Ragib As}faha>ni, al-Mufrada>t fi> Garib 
al-Qur’an  h. 474 

276 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah  (Cet.II Jakarta: al-Hadi, 2015), h. 307 



112 

 

 

 

dari sikap kepasrahan tersebut. Allah memberikan pertolongan untuk 

menyelesaikan problematika hidup yang dihadapi Maryam dengan 

memberikan kuasa di luar nalar bahwa anak yang masih di gendongan dapat 

berkata “Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia telah memberiku al-kitab dan 

Dia telah menjadikan aku seorang nabi”.  

Sedangkan Ummi Mu>sa> disebabkan kepasrahan nya kepada Allah Swt 

pada saat peristiwa tersebut terjadi maka terjadilah apa yang Allah Janjikan 

kepadanya. Mu>sa> pada saat diambil oleh keluarga Fir’aun setelah dihanyutkan 

di sungai Nil yang sangat Luas dan panjang itu, ia dikembalikan ke pangkuan 

Ibunya untuk disusui karena Mu>sa> kecil tidak menyusu selain dari susuan 

Ibunya sendiri. Dan setelah Mu>sa> beranjak dewasa, Mu>sa> menjadi seorang 

Rasul sesuai janji Allah Swt kepada Ummi Mu>sa>. Itu semua terjadi karena 

kepasrahan dan keimanan yang kuat yang telah dilakukan oleh Ummi Mu>sa>. 

Andaikan pada saat kejadian tersebut Ummi Mu>sa> tidak pasrah dan tunduk 

kepada perintah Allah, maka kejadian di waktu Mu>sa> kecil tersebut akan 

dibunuh oleh pasukan kerajaan Fir’aun. 

 

 

 

 

 

Berikut tabel persamaan kasus Maryam dan Ummi Mu>sa>: 

Nama Teks lafaz motivasi spiritual Wujud motivasi spiritual Wujud pertolongan Allah 
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Maryam Menggunakan lafaz الحزن 
Taat dan pasrah terhadap 

ketentuan Allah 

➢ Allah menolong 

Maryam untuk 

menyelesaikan 

problematika 

hidupnya 

➢ Kesabaran yang 

sangat tinggi 

dimiliki oleh 

Maryam 

➢ Pertolongan  Allah 

yang membuat Isa 

as. masih dalam 

gendongan dapat 

berbicara ke kaum 

Bani Israil yang 

mencemooh diri 

Maryam Ibunda Isa 

as. 

Ummi Mu>sa> Menggunakan lafaz الحزن 
Taat dan pasrah terhadap 

ketentuan Allah 

➢ Mengembalikan 

Mu>sa> kepada 

Ibunya untuk diberi 

Asi 

➢ Dipenuhi dengan 

kesabaran untuk 

menjalani segala 

ujiannya 

➢ Mu>sa> dijadikan 

oleh Allah untuk 

menjadi seorang 

Rasul 

 

 

 

C. Al-Qur’an dalam Memberikan Hikmah Motivasi Spiritual Terhadap Ibu 

Bersalin dan Pasca Bersalin. 

Salah satu peran penting dari al-Qur’an adalah memberikan rasa 

ketenangan dalam menghadapi cobaan hidup dan peran tersebut 

diimplementasikan dalam ajaran Islam dalam bentuk berdzikir. Menurut Moh 

Sholeh bahwa al-Qur’an menganjurkan agar manusia untuk melaksanakan dzikir 

kepada Allah. Perintah tersebut sangat dianjurkan karena berdzikir hati akan 

menjadi terasa lebih tenang dan damai. Artinya apabila manusia melakukan dzikir 
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memiliki makna bahwa permasalahan dunia diserahkan kepada Allah yang Maha 

kuasa277. 

Menurut pendapat Al-Ghaz}a>li, manusia terdiri dari dua dimensi yakni 

material/fisik dan spiritual/batin, sehingga kedua dimensi tersebut perlu ditumbuh 

kembangkan agar kesehatan mental dapat tercapai secara sempurna.278 Selain itu, 

Muhammad Audah dan Kamal Ibrahim menanggapi pendapat Al-Ghazali bahwa 

pentingnya dimensi spiritual dalam memandang kesehatan mental bagi manusia 

harus memiliki indikator yang mencakup dimensi-dimensi kehidupan antara 

lain279: 

a. Dimensi Spiritual, terdiri dari keimanan kepada Allah, melakukan ibadah, 

menerima ketentuan dan takdir Allah, berusaha mendekatkan diri kepada 

Allah dengan cara selalu berdzikir kepada Allah. 

b. Dimensi Psikologi, terdiri dari kejujuran, terbebas dari rasa dengki iri, 

merasa percaya diri, mampu menanggung kegagalan dan rasa gelisah, 

menjauhi hal-hal yang menyakiti jiwa, memiliki keseimbangan emosional, 

lapang dada, mudah menerima kenyataan hidup, mampu mengendalikan, 

mengekang hawa nafsu dan tidak terlalu berambisi. 

c. Dimensi Sosial, terdiri dari mencintai kedua orang tua, rekan dan anak, 

membantu orang yang membutuhkan, bersikap amanah, berani 

mengatakan yang benar, bertangungjawab dan menjauhi hal-hal yang dapat 

menyakiti orang lain seperti berbohong, memanipulasi, mencuri, berzina, 

 

277Moh Sholeh,Tahajud Manfaat Praktis Ditinjau Dari Ilmu Kedokteran Terapi Religius 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), 27 

278Abdul Syakur, "Metode Ketenangan Jiwa Suatu Perbandingan Antara Al-Ghazali Dan 

Sigmund Freud."Jurnal Islamica, Vol. 1 N (2007) 

279 Ikhwan Fuad, “Menjaga Kesehatan Mental Perspektif Alquran Dan Hadits,” Jurnal An-
Nafs, Kajian dan Penelitian Psikologi, Vol. 1 N (2016). 
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membunuh, memberikan saksi palsu, memakan harta anak yatim, 

memfitnah, khianat dan suka berbuat dzalim.  

d. Dimensi Biologis terdiri dari sehat dari berbagai penyakit, tidak cacat fisik, 

memperhatikan kesehatan, dan tidak membebani fisik sesuia dengan 

kemampuannya.  

Berdasarkan indikator di atas dapat dipahami dan digambarkan bahwa 

Maryam dan Ummi Mu>sa> yang dikisahkan di dalam al-Qur’an memiliki psikis 

yang benar-benar sehat. Sebab manusia yang sehat mental ialah yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berusaha secara sadar untuk berlapang 

dada dalam menerima segala ketentuan dan takdir dari Allah. Kisah tersebut 

diabadikan oleh Allah QS. Maryam/19: 27-28: 

رَۡيََُ لَقَدۡ جِئۡتِ شَيۡ  مِلُهُۥِۖ قاَلُواح يَََٰ
رُونَ مَا كَانَ أبَوُ  ٢٧ا فَريّه   فأَتََتۡ بِهِۦ قَ وۡمَهَا تََۡ كِ ٱمۡرأََ يَََُٰٓخۡتَ هََٰ

  ٢٨سَوۡء وَمَا كَانَتۡ أمُُّكِ بغَِيها  
Terjemahnya:  

Maka dia membawanya kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka 

berkata: wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu 

yang mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali 

bukanlah seorang yang buruk dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang 

pezina.280  

Ayat di atas menunjukkan bahwa Maryam datang dengan sengaja sambil 

mengendong anaknya untuk menghadap kaumnya. Dan itu dilakukannya tanpa 

merasa malu, bahkan dengan penuh percaya diri. Berdasarkan inti dari ayat 

tersebut dapat dipahami bahwa perilaku Maryam yang percaya diri dalam 

menghadapi kaumnya memiliki indikator psikis yang sehat. Pernyataan tersebut 

perpedoman kepada pendapat Muhammad Audah dan Kamal Ibrahim bahwa 

manusia dikatakan memiliki psikis yang sehat, salah satunya dapat dilihat pada 

dimensi psikologi yang dapat ditunjukkan dengan sikap merasa percaya diri. 

 

280Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah. h. 307 
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Rasa percaya diri yang dimiliki Maryam didapat melalui kegiatan uzlah 

(menyepi) dari lingkungan sosial sehingga Maryam dapat lebih fokus untuk 

melakukan berdzikir. Tujuannya tidak lain hanya untuk mengingat kepada Allah 

dan mentauhidkan Allah. Sebab iman yang kuat tertanam di dalam hati dapat 

menciptakan rasa lapang dada, ridho dan bahagia dalam diri manusia. Hal ini 

sebagaimana tercatat dan terabadikan di dalam Alquran bahwa Maryam selama 

merasa kecemasan dan ketakutan yang diiringi dengan usaha susah payah untuk 

tetap mengingat Allah. Akhirnya pertolong datang dalam bentuk malaikat Jibril 

yang bertugas untuk menenangkan psikisnya. 

D. Al-Qur’an dalam Memberikan Solusi Emosional Ibu Bersalin dan Pasca 

Bersalin. 

Proses penciptaan manusia dalam rahim perempuan terjadi dalam tiga 

proses yang disebut al-Qur’an dengan  ثلاث ََظلمات  (tiga trimester) (QS. Al-

Zuma>r/39 : 6). Proses penciptaan ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi Saw: 

عَ  ي َاللهَ  َم سْع وْدَْر ض  ََع نَْع بْد َالله َبن  َالله  ث  ن اَر س وْل  :َح دَّ ع ل يْه َو س لَّم َََنْه َق ال  ص لَّىَاللهَ 
َأ م ِّه َأ رْب ع يْْ َی  وْمًاَن طْف ةً،َث َّ َْب طْن  لْق ه َفِ  :َ)إ نََّأ ح د ك مَْيُ ْم ع َخ  َال مْ صْد وْق  َالصَّاد ق  ََو ه و 

ََ ی ك وْن َم ضْغ ةً ،َث ََّ َف  ي نف خ َف يْه َی ك وْن َع ل ق ةًَم ثْل َذ ل ك  ی  رْس ل َإ ل يْه َال مْ ل ك  ،َث ََّ م ثْل َذ ل ك 
اللهَالَّذ يَْ َر زْق ه َو أ ج ل ه َو ع م ل ه َو ش ق يٌَّأ وَْس ع يْدٌ.َف  و  كَ ل م اتٍ:َب ك تْب  َبِ  رْب ع  ََالرٌّوْح ،َو ی  ؤْم ر 

أ هْلَ  َ ب ع م ل  ل ي  عْم ل َ أ ح د ك مَْ إ نََّ إ ل ه َغ يْْ ه َ ذ ر اعٌََلاَ  إ لاََّ ن  ه اَ ن ه َو ب  ي ْ ب  ي ْ ی ك وْن َ َم اَ َالج نَّة َح تََّّ
َأ هْلَ  َالنَّار َف  ي دْخ ل ه ا،َو إ نََّأ ح د ك مَْل ي  عْم ل َب ع م ل  َأ هْل  َف  ي  عْم ل َب ع م ل  ََف  ي سْب ق َع ل يْه َالك ت اب 

اَ ن  ه  ن ه َو ب  ي ْ َم ای ك وْن َب  ي ْ ذ ر اََالنَّار َح تََّّ َالج نَّة ََعٌَإ لاََّ َأ هْل  َف  ي  عْم ل َب ع م ل  ف  ي سْب ق َع ل يْه َالك ت اب 
 ف  ي دْخ ل ه ا(.َر و اه َالْب خ ار يَُّو م سْل م

Artinya:  

Sesungguhnya salah seorang diantara kalian dipadukan bentuk ciptaannya 

dalam perut Ibunya selama empat puluh hari (berupa nutfah/sperma) lalu 

menjadi segumpal darah selama itu pula, lalu menjadi segumpal daging 

selama itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh 
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kepadanya dan mencatat empat perkara yang telah ditentukan: rizkinya, 

ajalnya, perbuatannya, serta keengsaraannya dan kebahagiaannya.281 \ 

Al-Qur’an menjelaskan proses ini sebagai Wahnan ‘alaa Wahnin, (yang 

terdapat dalam QS Lukman/31: 14) Ibnu Abbas menafsirkan kata Wahnan ‘alaa 

Wahnin dengan makna sebuah kesulitan di atas kesulitan, sedangkan ad-Dhahak 

menafsirkannya dengan makna kelemahan yang bertambah-tambah.282 Al-

Qurthubi dalam Tafsirnya al-Jami’ li al-Ahkam, mengatakan bahwa al-Qur’an 

menggambarkan istilah Wahnan ‘alaa Wahnin digunakan karena pada dasarnya 

perempuan ialah makhluk yang lemah secara fisik, situasi kehamilan menyebabkan 

bertambahnya kelemahan tersebut.283 

Kondisi yang tidak ringan ini seringkali memberi efek yang berat bagi 

emosional ibu setelah melahirkan. Emosi dalam al-Qur’an biasa disebut dengan 

Qalb (hati) dan an-Nafs (jiwa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Emosi ialah 

ekspresi perasaan yang berkembang dan menurun dalam waktu singkat; atau 

situasi dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti, ketakutan, kesedihan, keharuan, 

kecintaan dan keberanian yang bersifat subjektif.284 

Di samping itu, Manusia dibekali Allah Swt, dengan emosi yang bervariasi 

agar manusia dapat mempertahankan hidupnya dan memiliki bekal untuk 

berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Varian dari emosi tersebut 

diantaranya: Takut, yang terdapat pada (QS al-Baqarah/2: 155), Marah yang 

terdapat pada (QS. Al- A’ra>f/ : 150), Cinta yang terdapat pada (QS. Ar-Ru>m/ : 21), 

 

281 Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al Bukhari, Shoheh al-Bukhari, (Darr at-Thauq 

an-Najat), cet.1, 1422 H, Juz.4. No hadis. 2893. 

282Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Al-T}abari, Jami’ al Bayan Fi Ta’wil al Qur’an, cet.1, 

Juz.4, No hadis: 3208. 

283Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, al Jami’ li al-Ahkam al-
Qur’an, cet.1, Juz. 14 (Bairut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1420 H/2000 M), h. 44. 

284Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 (Jakarta: Balai 

Pustaka, th), 298. 
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Gembira yang terdapat pada (QS. Abasa: / 38-39), Benci pada (QS. An-Nisa>’/4: 

19), Heran/Takjub pada (QS. Yusuf: / 31) dan Sedih pada (QS. At-Taubah/ 40) 

Dalam kadar tertentu, emosi-emosi yang dimiliki manusia tersebut normal 

dan bahkan dibutuhkan oleh manusia untuk menopang kehidupannya. Namun 

sebuah emosi dapat menjadi masalah bila salah satu atau lebih dari emosi-emosi 

tersebut mendominasi dan mengakibatkan kerugian bagi dirinya maupun orang 

lain. Namun kaitannya dengan emosional seorang Ibu bersalin maupun pasca 

bersalin dan Motivasi spiritual perspektif al-Qur’an, dapat ditinjau dalam aspek-

aspek berikut ini:  

1. Emosi Takut 

Emosi takut dimiliki manusia untuk melindungi dirinya dari bahaya. 

Takut adalah merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan 

mendatangkan bencana, takut juga bermakna rasa gelisahdan khawatir.285 

Beberapa rasa takut yang dipotret al-Qur’an dalam kehidupan manusia antara 

lain: takut kelaparan, takut kekurangan harta atau kemiskinan, dan takut 

kehilangan seseorang (jiwa) (QS. Al-Baqarah/2: 155), takut terhadap manusia 

(QS. Tha>ha/20: 45) dan takut terhadap kematian (QS. Al-Jumu’ah/62: 8). Dari 

berbagai ketakutan itu hanya satu takut yang mendapat pujian yaitu takut kepada 

Allah (QS.al-Anfa>l/8: 2)  

ُ وَجِلَتۡ قُ لُوبُُمُۡ وَإِذَا تلُِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ   اَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ ٱلِلَّ ءَايََٰتُهُۥ زاَدَتُۡمُۡ إِيَََٰنا وَعَلَىَٰ إِنََّّ
  ٢رَبُهِِمۡ يَ تَ وكََّلُونَ 

 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila 

disebut namaAllah gemetarlah hati mereka, dan apabiladibacakan kepada 

mereka ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya).286 

 

285 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia., h. 1009. 

286 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah. h. 177 
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Kehidupan rumah tangga yang belum siap secara fisik atau psikis, 

misalnya usia dini, ekonomi yang sulit, dan belum siap mental, dapat menjadi 

jalan masuk timbulnya emosi takut tersebut. Perasaan takut pasca melahirkan 

biasanya terjadi pada perempuan yang baru menyadari adanya rutinitas dan 

tanggung jawab baru sebagai seorang ibu, dan rasa takut itu timbul karena 

kekhawatiran tidak mampu atau tidak percaya diri pada tugas barunya tersebut. 

Untuk mengatasi rasa takut, al-Qur’an memberi solusi agar manusia 

senantiasa mendekatkan diri dan memohon perlindungan kepada Allah Swt yang 

maha pemberi rezeki dan pemberi rasa aman dari segala hal yang menakutkan 

(QS. Quraisy/106: 3-4), selain berserah diri kepada Allah Swt, seseorang juga 

hendaknya yakin bahwa setiap makhluk termasuk bayi yang baru dilahirkan 

membawa rezekinya sendiri hingga anak bukanlah beban yang harus ditakutkan 

orangtuanya (QS. al-Isra' [17]:31). 

2. Emosi Sedih 

Emosi sedih merupakan kebalikan dari emosi bahagia. Dalam KBBI, sedih 

adalah perasaan duka cita dan kesusahan hati.287
 Dalam gejala gejala yang 

mengiringi Baby Bluess seperti perubahan mood yang tiba tiba, perasaan sedih 

yang tidak jelas sumbernya, dan menangis tanpa sebab yang jelas, sering ditemui 

pada Ibu pasca melahirkan.288 

Potret kesedihan seorang ibu pasca melahirkan pernah diisyaratkan al-

Qur’andalam kisah ibunda Nabi Musa as yang merasa sedih karena terpaksa 

menghanyutkan buah hati yang baru dilahirkannya ke sungai Nil untuk 

menghindar dari kekejaman Firaun. Allah Swt menghibur kesedihannya dengan 

mengembalikan Musa kecil yang tidak mau menyusu pada orang lain selain pada 

 

287 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia., h. 1009 

288 Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Al-T}abari, Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an., Juz:19, 

534. 
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ibunya itu, hingga sang ibu dapat mengasuh dan menyusui sebagaimana layaknya 

(QS. al-Qas}as}/28: 13). 

Meski kesedihan adalah sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan, 

namun al-Qur’anmemberikan bimbingan kepada manusia agar tidak membiarkan 

emosi sedih mendominasi dan berlarut larut, karena kesedihan rentan membawa 

manusia pada kondisi buruk yang tidak diinginkan seperti depresi. 

زَنۡ إِنَّ    ٱلِلََّ مَعَنَاِۖ لَا تََۡ
Terjemahnya: 

 Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita289 

Ibnu Qoyyim rahimahullah berkata : “kesedihan adalah keadaan yang 

tidak menyenangkan dan tidak memiliki maslahat bagi hati. Suatu hal yang paling 

disenangi setan adalah membuat sedih hati manusia hingga dapat 

menghentikannya dari rutinitas amal sholeh dan menahannya dari kebiasaan baik 

(QS. al-Mujadalah/58: 10)”.290  

Saat dilanda kesedihan, al-Qur’an memberi tuntunan agar membawa dan 

mengadukan rasa sedih kepada Allah Swt sebagaimana yang dilakukan Nabi 

Ya’qub a.s saat mengadukan kesedihan dalam doanya : Sesungguhnya hanya 

kepada Allah aku mengadukan penderitaan dan kesedihanku (QS. Yusuf [12] : 

86). 

Hal ini karena hanya Allah yang mampu membolik balikan hati manusia 

dan berkuasa memberikan kesedihan dan kebahagiaan. Artinya: Dia lah Allah 

yang menjadikan seorang tertawa dan menangis (QS. an-Najm/53: 43). 

Rasulullah Saw juga mengajarkan ummatnya untuk memperbanyak doa 

melawan kesedihan dengan membaca:  

 

289 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah. h. 193 

290 Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah, Madararijus Saalikin (Cairo: ad-Dar al-Alamiah li an-

Nasyr wa at-Tauzi‟, th), 1285. 
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 اللَّهُمَّ انِ أعَُوحذُبك مِنَ الهمَهِ وَ الْزََنِ 
Artinya: 

Ya Allah aku berlindung kepada Mu dari gundah gulana dan rasa sedih.291 

Orang yang beriman tidak sepatutnya merasa sedih, sebab orang beriman 

yang dekat dengan Allah akan selalu merasa yakin bahwa hidupnya terpelihara dari 

kesedihan karena Allah telah meninggikan derajat mereka: 

زَنوُاح وَأنَتُمُ ٱلَۡۡعۡلَوۡنَ    ١٣٩إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِيَۡ وَلَا تَُنُِواح وَلَا تََۡ
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab 

kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman.292 

3. Emosi Marah 

Marah adalah perasaan sangat tidak senang yang timbul akibat perasaan 

hina dan diperlakukan tidak sepantasnya.293
 Meskipun emosi marah condong pada 

keburukan, namun dalam beberapa kondisi, marah juga salah satu emosi yang 

dibutuhkan manusia untuk memelihara kehormatan dan mempertahankan 

hidupnya. 

Dalam al-Qur’angambaran emosi dikesankan dalam kisah nabi Musa as 

ketika ia kembali dan menjumpai kaumnya menyembah patung anak sapi, lalu ia 

melemparkan lauh yang diberikan Allah kepadanya dan memegang rambut kepala 

saudaranya nabi Harun as dengan marah (QS. al-A’ra>f/7: 150), (QS. Tha>ha/20: 92-

94). 

Pada kondisi normal, manusia cenderung menyalurkan emosi terhadap 

orang yang menyebabkannya marah, namun tidak jarang emosi tersebut dialihkan 

kepada orang lain yang sebenarnya bukan menjadi penyebab kemarahannya, 

proses yang demikian itu disebut sebagai “pengalihan”, dalam ilmu Jiwa disebut 

 

291 Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, Shoheh al-Bukhari, Juz. 8, 6556. 

292 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-
Istiqamah. h. 67 

293 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 715. 
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juga kondisi displacement. Dalam kisah ini, pengalihan emosi dilakukan Musa as 

dengan memarahi saudaranya Harun as, saat itu sebenarnya Musa as marah dan 

kecewa pada kaumnya yang menyembah patung anak sapi, tapi emosi tersebut ia 

tumpahkan pada Harun as yang tidak bersalah.294 

Dalam kaitannya dengan Syndrom Baby Blues dan bagaimana emosi 

marah mempengaruhi Ibu pasca melahirkan adalah kondisi ibu yang menjadi 

mudah tersinggung dan terpancing emosinya karena perubahan hormon dan 

peristiwa melahirkan yang traumatic, apalagi bila Ibu juga mengalami kelelahan 

karena mengurus bayi. Saat Ibu marah, bayi dapat merasakan emosi tersebut 

melalui sentuhan yang menegang maupun Air susu ibu yang tersendat, hal ini 

karena hormon Oksitosin pada Air Susu Ibu yang dikenal sebagai hormon cinta 

dan bertugas merangsang keluarnya ASI hanya dapat timbul saat ibu merasa 

tenang dan senang. Karena bayi dapat merasakan emosi marah pada ibu, maka 

bayi yang diasuh oleh ibu yang tengah marah cenderung rewel hingga 

menyebabkan tekanan pada ibu semakin besar.295 

Emosi marah apabila tidak direlaksasi dengan baik, terkadang 

dilampiaskan ibu melalui emosi pengalihan, bisa kepada suami, dirinya sendiri 

atau bahkan kepada bayinya. Salah satunya sebuah kasus di Tangerang, Banten, 

dimana seorang ibu menganiaya anaknya sampai meninggal. Ibu berinisial R (28 

tahun) ini mengaku marah dengan suaminya hingga dilampiaskan kepada bayi 

perempuannya QR.296 

4. Emosi Cinta 

 

294 Ahmad Husein Ali Salim, Terapi al-Qur’an untuk Penyakit Psikis Manusia, penerjemah 

Muhammad al-Mihwar, cet.1 (Jakarta: Asta Buana Sejahtera, 2006), 89. 

295 Sri Wahyuni, dkk, “Faktor Internal dan Eksternal Yang mempengaruhi Depresi 

Postpartum”, Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Volume 3, No 2, November 2018. 

296 www. Liputan 6.Com, di akses tanggal 24 September 2022, pukul 09.33. 
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Cinta merupakan emosi yang sangat penting untuk memelihara 

keberlangsungan hidup manusia sekaligus menyebarkan perdamaian dimuka bumi 

dalam QS. ar-Ru>m/30: 21: 

نَكُم مَّوَدَّة وَرَ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ۡ حََۡةًَۚ إِنَّ  وَمِنۡ ءَايََٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مهِنۡ أنَفُسِكُمۡ أزَۡوََٰجا لهتَِسۡكُنُ وٓاح إلِيَ ۡ
لِكَ لَۡٓيََٰت لهقَِوۡم يَ تَ فَكَّرُونَ    ٢١فِ ذََٰ

 

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. 

Dalam al-Qur’an, manusia digambarkan cenderung mencintai dirinya 

sendiri (QS. al-Ma’arij/70: 19-21). Selain mencintai dirinya sendiri fitrah manusia 

adalah mencintai orang lain dan harta benda (QS. al-Mudatsir/74 : 11-15). 

Baby Blues bisa terjadi karena Ibu merasa belum siap menerima perubahan 

terkait peran barunya sebagai ibu, lahirnya manusia baru dari rahimnya 

menyebabkan banyak perubahan seperti perubahan fisik, berkurangnya waktu 

istirahat, berkurangnya cinta orang sekitar terutama suami akibat lebih fokus 

dengan kehadiran bayi membuat beberapa Ibu merasa tersisih, padahal dia merasa 

telah berjuang sangat berat untuk kelahiran anaknya tersebut. Perasaan ingin 

dihargai dan dicintai ini sesungguhnya wajar saja, sebab ibu yang tadinya 

mendapat curahan cinta dan perhatian suami kini harus berbagi bahkan dikalahkan 

kehadiran bayi yang lucu. Itu sebabnya penting bagi orang sekitar untuk bertanya 

pula kondisi ibu dan memberikan perhatian pada ibu dan bukan hanya pada 

bayinya hingga ibu tidak merasa tersisihkan. 

Emosi cinta ini juga mendorong manusia untuk selalu berusaha 

memberikan yang terbaik untuk anak anaknya, sebagaimana nabi Nuh as yang 

tetap memanggil anaknya yang tidak mau naik ke atas kapal karena 
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mengkhawatirkan keadaan anaknya agar tidak tenggelam tertelan bahtera (QS 

Hud/11: 42).297 Kecintaan terhadap anak ini juga yang menyebabkan saudara 

saudara nabi Yusuf merasa cemburu dan merencanakan makar terhadap Yusuf as 

karena merasa ayah mereka nabi Ya’qub as lebih mencintai saudaranya Yusuf as. 

Kecintaan Ya’qub kepada anaknya Yusuf begitu nampak meskipun jumlah saudara 

saudara Yusuf as lebih banyak (QS. Yusuf/12: 8).298 

Ibu dengan Baby Blues sebenarnya juga memiliki dorongan rasa cinta serta 

keinginan memberikan yang terbaik pada anaknya sebagaimana ibu lain pada 

umumnya, namun sayangnya rasa cinta ini diikuti rasa tidak percaya diri dengan 

kemampuan dirinya sebagai ibu, atau terkadang diselingi emosi pengalihan hingga 

ibu merasa lebih baik anaknya tidak ada agar tidak kecewa dengannya atau agar 

tidak disakiti lagi. Kasus yang dilatar belakang dengan kondisi ini terjadi di kota 

Bandung, Jawa Barat, dimana seorang Ibu berinisial FM (28 tahun) membunuh 

anak pertamanya yang berusia 3 bulan dengan pisau dapur, FM mengaku bahwa ia 

mendapat bisikan gaib bahwa dirinya belum siap mengurus anak, jika anaknya 

dibunuh maka anaknya akan masuk syurga dan lebih bahagia dari pada diurus 

olehnya. Menurut penyidikan kepolisian FM mengidap gangguan Postpartum 

Psikosis.299 Baby Blues dapat meningkat dan berubah membahayakan bila tidak 

ditangani hingga menyebabkan Ibu mengalami depresi yang parah dan 

berhalusinasi.300 

E. Al-Qur’an dalam Memberikan Solusi Pada Ibu Penderita Syndrom Baby Blues. 

 

297 Fakhruddin Ar Razi, at-Tafsir al-Kabir, cet.3, Juz:17 (Cairo: Dar Ihya at-Turats al-

Arabi, 1420 H), 350. 

298 Fakhruddin ar-Razi, at-Tafsir al-Kabir, Juz. 18, 422. 

299 www. Tribunnews.Com, diunggah tanggal 226 September 2022, pukul 09.24. 

300 Sri Wahyuni, dkk, “Faktor Internal dan Eksternal Yang mempengaruhi Depresi 

Postpartum”, Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Volume 3, No 2, November 2018. 
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Setelah mengenali gangguan emosi pada Syndrom Baby Blues dan kesan 

emosi serupa yang terdapat dalam al-Qur’an, ada beberapa hal yang dapat 

dilakukan Ibu dengan Baby Blues. 

1. Mendekatkan Diri kepada Allah Swt 

Manusia memiliki fitrah beragama dan rindu untuk dekat dengan Tuhan, 

dalam istilah lain indikasi ini disebut sebagai Homo Relegion atau Homo Dividian 

(makhluk yang bertuhan), di katakan demikian karena secara naluri manusia pada 

hakikatnya selalu meyakini adanya Tuhan Yang Maha Kuasa.301 Mendekatkan diri 

dan banyak mengingat Allah akan membuat hati merasa tenteram (QS. ar-

Ra’ad/13: 28), mendekatkan diri kepada Allah juga dapat membuat manusia 

menjadi lebih sabar karena yakin bahwa segala kesulitan merupakan ujian dan 

kehendak-Nya (QS. T}aha/20: 130), dengan mendekatkan diri kepada Allah 

manusia lebih mudah bersyukur dan menerima keadaan (QS. al-Baqarah/2: 152), 

dan dengan mendekatkan diri kepada Allah manusia tidak mudah berputus asa dari 

rahmat dan ampunan-Nya (QS. al-An’am/6: 54).302 

2. Dukungan Suami: 

Suami dapat memberikan dukungannya pada istri dalam keadaan bersalin 

maupun setelah bersalin dalam tiga hal: 

a. Memahami bahwa memelihara anak adalah kewajiban bersama 

Salah satu penyebab terganggunya emosi pada Ibu adalah adanya dikotomi 

pembagian kerja yang lebih berat ke Ibu dalam mendidik dan mengasuh anak. 

Tugas mengandung, melahirkan dan menyusui dipandang beberapa suami sebagai 

tugas istri yang berarti juga harus dilaksanakan tanpa mengeluh dan merasa berat. 

Ada beberapa suami yang menyamakan kondisi istrinya dengan kondisi perempuan 

 

301 Sururin, Ilmu Jiwa Agama, cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 

302 Ade Nailul Huda, Syndrom Baby Blues kesan Dan Penanganan Dalam Al-Qur’an, 
Misykat, Jakarta, Vol.4: No. 2, h. 15 
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lain seperti ibu atau kakaknya lalu membandingkan dengan istrinya tersebut. 

Penting untuk membangun kesadaran antara suami dan istri bahwa kewajiban 

memelihara dan mendidik anak merupakan tugas dan tanggung jawab bersama 

serta harus dipikul dalam sebuah kerjasama sebagai sebuah tim.303 

Perempuan dan laki-laki memang diciptakan berbeda sebagaimana fungsi 

penciptaannya. Namun nilai pengabdian perempuan dan laki-laki adalah sama 

yaitu berdasarkan ketaqwaan (QS. al-Hujurat/49:13), Perempuan dan laki-laki 

sama memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang baik dan hak memperoleh 

pahala, (QS. an-Nahl/16: 97), perempuan dan laki-laki juga punya kewajiban yang 

sama dalam beramal saleh dan mendapat ampunan serta keridoan Allah Swt, (QS. 

al-Ahzab/33: 35), maka perempuan dan laki-laki juga seharusnya saling bekerja 

sama dan bahu membahu dalam kebaikan, (QS. at-Taubah/9: 71) termasuk 

pemeliharaan anak tidak sepatutnya hanya dibebankan kepada istri. 

 عۡرُوفَِۚ وَلَهنَُّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بٱِلۡمَ 

Terjemahnya: 

Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang patut.304 

b. Menafkahi istri dan anak dengan baik 

Saat seorang laki-laki mempersunting istrinya, sesungguhnya dia telah 

memikul perjanjian yang berat dihadapan Allah Swt. Hanya dua kali al-Qur’an 

menyebutkan  ُميثاقاً غليظا yang pertama adalah perjanjian Allah Swt dengan paranabi 

terkaittugas risalah (QS. Al-Ahzab/33: 21) dan yang kedua adalah perjanjian para 

suami untuk bergaul dan memelihara istrinya dengan cara yang baik (QS. an-

 

303 Rabiah Abdul Latiff, “Pengaruh Tekanan Keibubapaan Terhadap Kemurungan 

Postpartum Dalam Kalangan Wanita Baru Bersalin”, Journal of Psychology & Human 

Development, 2019. Vol 1: h. 12.  

304 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-

Istiqamah, (Cet.II Jakarta: alHadi, 2015),  h.36 
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Nisa/4: 21).305 Diantara tugas berat seorang suami hingga agama mendudukannya 

pada posisi mulia sebagai Qowwam adalah kebwajiban nafkah yang diberikan 

kepada anak istri.  

 وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رزِۡقُ هُنَّ وكَِسۡوَتُُنَُّ بٱِلۡمَعۡرُوفَِۚ 
Terjemahnya: 

Dan kewajibanayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara 

yang patut.306 

Kewajiban nafkah lahir dibagi menjadi dua: 

Pertama, Nafkah lahir. Nafkah lahir/jasmani berupa harta dan pemenuhan 

kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal untuk istri. Pemberian nafkah ini 

sejatinya telah dimulai sejak suami memberikan mahar sebagai symbol dimulainya 

kewajiban suami menganggung kehidupan istrinya (QS. An-Nisa/4: 4). Mahar 

tersebut menjadi milik istri yang tidak boleh diambil tanpa seizin istri (QS. An-

nisa/4: 20). Nafkah lahir diberikan oleh suami kepada istri sesuai dengan 

kemampuannya. Apabila suami dengan kesulitan hendaknya suami memohon 

kepada Allah Swt agar dilapangkan rezekinya (QS.at-Talaq/65: 7). 

Kedua, Nafkah Batin. Nafkah batin disebut dalam al-Qur’an dengan 

bahasa بِلمعروفََََ ََمعاشرة  atau mempergauli istri dengan cara yang baik,   معاشرة
ََبِلمعروف ini meliputi perkataan dan perbuatan. (QS. An-Nisa/4: 19).  Rasul Saw 

bersabda:  

سَنُ هُمح خُلُقاً, وَ خِيَاركُُمح خِيَ  اَنًَّ أَحح َ اِيَح ُؤحمِنِيۡح
مَلُ الم اركُُمح  عَنح أَبِح هُرَي حرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنحهُ قاَلَ: اكَح

307لنِِسَائهِِمح. 
 

Artinya: 

Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, 

dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. 

 

305 Rabiah Abdul Latif, “Pengaruh Tekanan Keibubapaan Terhadap Kemurungan 

Postpartum Dalam Kalangan Wanita Baru Bersalin”, h. 13 

306 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf al-

Istiqamah, h. 37 

307 Muh}ammad ibn Isma>’i>l Abu> ‘Abdilla>h al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz I (Cet. 

I; Da>r al-T{auq al-Naja>h, 1422 H.), h. 96 
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ََمعاشرة بِلمعروف yang dapat dilakukan suami setelah istri melahirkan adalah 

memberikan semangat dan perhatian lewat kata-kata positif dan sentuhan yang 

menenangkan. Istri yang baru menerima tugas berat sebagai seorang ibu biasanya 

akan sangat terbantu dengan perhatian dan semangat yang diberikan suami sebagai 

orang terdekatnya. Menawarkan bantuan pada istrinya dengan ikut mengurus 

anak, menggendong, menenangkan bayi sebenarnya pun sangat bermanfaat bagi 

ayah untuk menjalin bonding (ikatan) dengan anaknya.308 

c. Berbuat adil terhadap istri 

Bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu, maka adil terhadap istri istri 

adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan, karena 

ketidak adilan diantara para istri digolongkan al-Qur’an sebagai sebuah kezaliman 

(QS. an-Nisa>’/4: 3). Namun tindakan adil ini bukan melulu terkait kewajiban 

bertindak adil kepada sesama istri, yang sering kali tidak disadari adalah ketidak 

adilan suami dalam memperlakukan istri dengan orang lain dan hal lain; baik 

dengan keluarganya seperti ibu dan saudara saudaranya, dengan teman temannya, 

dengan hobinya atau bahkan dengan pekerjaan suami.309 

Seringkali kasus baby blues timbul akibat tekanan yang dialami istri karena 

adanya perselisihan antara istri dan keluarga suami. Hal ini terjadi karena kurang 

piawainya suami dalam bertindak adil menempatkan masing masing pihak 

berdasarkan porsi dan kedudukan mereka hingga menimbulkan kecemburuan.310 

Kemampuan suami bertindak adil dan menempatkan setiap orang pada posisinya 

yang pas akan menciptakan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, terlebih 

 

308Rabiah Abdul Latiff, Pengaruh Tekanan Keibubapaan Terhadap Kemurungan 

Postpartum Dalam Kalangan Wanita Baru Bersalin, h. 15-21 

309 Rabiah Abdul Latif, Pengaruh Tekanan Keibubapaan Terhadap Kemurungan 
Postpartum Dalam Kalangan Wanita Baru Bersalin, h. 22  

310 Diah Ayu Fatmawati, Faktor Resiko Yang berpengaruh terhadap kejadian Postpartum 
Blues, Eduhealth, 2015, h. 33 
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saat lahirnya anggota keluarga baru, keluarga besar yang harmonis akan sangat 

berperan saling bahu membahu memberikan bantuan dan memberikan suntikan 

kebahagiaan.311 

Selain dalam hubungan dengan orang lain, suami hendaknya bersikap 

proporsional dalam bekerja dan menyalurkan hobi hingga tidak abai pada istrinya 

yang tengah membutuhkannya, di beberapa negara cuti melahirkan bukan hanya 

diberikan kepada Ibu yang melahirkan tapi juga suami yang mendampinginya. 

Bahkan dalam hal ibadah, Nabi Saw pernah menegur seorang sahabat yang 

beribadah sepanjang waktu hingga melupakan kewajibannya. Baginda Nabi Saw 

berkata: “Tuhanmu memiliki hak atasmu, tubuhmu memiliki hak terhadapmu, 

demikian pula keluargamu memiliki hak terhadapmu, maka tempatkanlah segala 

sesuatu pada hak nya.312 

d. Dukungan Keluarga Terdekat 

Dukungan keluarga biasanya akan sangat bermanfaat bila diberikan oleh 

keluarga berjenis kelamin perempuan, karena biasanya perempuan dapat 

memahami lebih banyak perasaan perempuan lainnya.313 Dukungan ini bisa 

diberikan oleh ibu baik ibu dari pihak istri atau ibu mertua. Atau bisa juga diambil 

alih oleh kerabat lain seperti kakak perempuan atau ipar perempuan atau teman 

dekat perempuan yang dapat memahami kondisi psikologis, tekanan, serta dapat 

memahami emosi Ibu dengan baby blues tanpa menghakimi. Menjadi pendengar 

yang baik dan memberikan masukan positif, membangun jiwa dan semangat ibu 

 

311 Diah Ayu Fatmawati, Faktor Resiko Yang berpengaruh terhadap kejadian Postpartum 
Blues, Eduhealth, 2015, h. 34 

312 Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, Shoheh al-Bukhari, Juz. 3, No. Hadis: 

1968. 

313 Susanti dan Lina Wahyu, “Faktor Terjadinya Baby Blues Syndrome pada Ibu Nifas di 

BPM Suhatmi Puji Lestari” Vol. 2 No. 3, 2018, h. 43 
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pasca melahirkan atau sekedar memberikan bantuan dengan bergantian mengurus 

anak juga dapat memberikan energi positif kepada ibu.314 

3. Memberikan Edukasi kepada Masyarakat 

Salah satu penyebab timbulnya baby blues adalah ucapan, penilaian dan 

ujaran negatif masyarakat pada ibu tanpa disadari. Seperti komentar pada proses 

melahirkan yang tidak normal melalui operasi sesar, tidak keluarnya Air Susu Ibu 

(ASI), Bayi lahir tidak cukup bulan (premature), bayi dengan berat badan rendah, 

atau penilaian negative pada kondisi fisik ibu misalnya ibu yang menggemuk 

setelah melahirkan.315 Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa proses 

melahirkan dan memiliki anak tidak bisa diukur sama pada semua perempuan, tiap 

orang punya kondisi khusus yang membutuhkan penanganan khusus. 

Kondisi emosi ibu yang tidak stabil juga ikut berpengaruh pada suasana 

hati dan emosional ibu hingga ucapan positif, motivasi dan dukungan sangat 

dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Yang perlu diperhatikan saat penanganan Ibu 

dengan Baby Blues ini adalah tidak memaksakan kehendak melalui nasihat dan 

kata kata mutiara yang dapat dikesankan menghakimi, misalnya dengan 

mengatakan “kamu harus lebih banyak beribadah” , “kamu harus lebih banyak 

berdzikir”, “kamu harus lebih kuat”, “lebih sabar”, “harus semangat”, “jangan 

manja” dan ucapan yang sebenarnya ditujukan untuk menyemangati, namun dapat 

ditanggapi negatif oleh orang orang tertentu yang sedang mengalami tekanan, hal 

ini diistilahkan sebagai Toxic Positivity.316 

 

314 Sri Nurhayati, “Hubungan Spiritual Support Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil 

Trimeseter III di Era Pandemi Covid-19”  Jurnal Wacana Kesehatan. Vol. 6, No. 2 (2021), h. 102 

315 Andrew Umaya dkk, Perbandingan Kejadian Postpartum Bluess Pada Ibu Postpartum 
Dengan Persalinan Normal dan Sectio Caesarea, JOM PSIK, Vol. 1, No.2, Oktober 2019, h. 323 

316 Cindy Ika Restyana, dkk, Kejadian baby Bluess pada Ibu Primipara di RSUD Bangil 
Pasuruan, Hospital Majapahit, Vol.6, No.2, November 2020, h. 224 
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Lebih banyak mendengar keluhan Ibu dengan Baby Blues, Memberikan 

perhatian dan pemakluman, serta mengarahkan Ibu dengan menggunakan kata kata 

ajakan biasanya akan lebih mudah diterima, misalnya dengan berkata “Saya tau 

kamu sudah berjuang sangat keras”, atau “kamu pasti lelah, makan dulu”, “kamu 

hebat sekali”, “ayo kita sholat bersama” atau melalui kata kata simpatik “Kalau 

butuh apa apa beri tau saya”, “saya pasti selalu ada buat kamu”, kata kata ini 

menurut pengamatan peneliti lebih mudah diterima ibu dalam tekanan emosi 

dibandingkan kata kata motivasi yang justru dapat dikesankan menyalahkan dan 

merendahkan dirinya. 

Ada juga beberapa hal dalam tradisi yang tumbuh dimasyarakat seperti 

mitos ibu melahirkan tidak boleh tidur siang hingga seringkali ibu kurang 

beristirahat, tidak boleh keluar rumah kecuali sambil membawa gunting atau peniti 

sehingga ibu merasa takut dan mengurung diri, tidak boleh makan daging dagingan 

sehingga ibu rentan kekurangan gizi, semua hal yang mayoritas mitos dan tidak 

ada dasar ilmiahnya ini dapat memperparah gejala Baby Blues pada ibu.317 

4. Melakukan Relaksasi 

Relaksasi adalah upaya menenangkan diri sendiri. Ada beberapa cara 

relaksasi yang dapat dilakukan sebagaimana tuntunan al-Qur’an, yaitu: 

a. Sholat, karena sholat dikatakan dapat membentengi diri dari keburukan, 

dapat membantu bersabar, dan salah satu amaliyah yang dikerjakan orang 

orang mukmin dan bertakwa (QS. al-Ankabut/29: 45). (QS. al-Baqarah/ 2: 

45, (QS. al-Mu’minun/23: 1-2), (QS. al-Baqarah/2: 3-5).  

b. Membaca dan menghayati makna al-Qur’an karena al-Qur’an berfungsi 

sebagai penawar penyakit yang ada di dalam hati. (QS. Yunus/10: 57).  

 

317 Diah Ayu Fatmawati, Faktor Resiko Yang berpengaruh terhadap kejadian Postpartum 
Blues, Eduhealth, 2015, h. 35 
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c. Bercerita, bertemu dan berkumpul dengan orang orang yang bersikap 

positif. (QS. at-Taubah/9: 119), (QS al-Kahfi/18: 28).  

d. Memaafkan orang lain, diri sendiri dan mau menerima kekurangan. 

(QS.Yusuf/12: 97-98).  

e. Tidak mengkhawatirkan kemiskinan dan yakin bahwa Allah telah 

menjamin rizki tiap hamba-Nya. (QS. ad-Zariyat/51: 58), (QS. Hud/11: 6).  

f. Selalu Bertawakkal kepada Allah Swt. (QS. as-Syura>/42: 36).  

g. Meski memberikan Air Susu Ibu adalah sebuah keutamaan, namun saat 

terjadi kendala dalam proses menyusui hingga ibu tidak dapat menyusui 

anak, maka proses menyusui janganlah dijadikan beban fikiran. Karena 

Allah Swt telah memberikan rukhsoh (keringanan) untuk tidak menyusui 

anak apabila hal tersebut sudah disepakati bersama suami (QS. al-

Baqarah/2: 233).318 Selain itu, menyusui langsung atau tidak, tidak akan 

mengurangi harga dan kedudukan seorang ibu di mata Allah dan di hati 

anaknya, ibu tetaplah ibu dengan segala kelebihannya.

 

318 Ade Nailul Huda, Syndrom Baby Blues kesan Dan Penanganan Dalam Al-Qur’an, 
Misykat, Jakarta, Vol.4: No. 2, h. 17 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, maka pada bab ini peneliti mengemukakan beberapa refleksi 

pemikiran dan pandangan sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini sebagai 

berikut; 

1. Pada hakikatnya, motivasi spiritual motivasi spiritual merupakan faktor 

penggerak yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan tertentu untuk 

mencapai tujuan yang berlandaskan keimanan kepada apa yang diyakini. 

Motivasi Spiritual menentukan tingkat atau derajat aktivitas seseorang, 

makin tinggi motivasinya makin besar pula aktivitas yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan. motivasi spiritual adalah sesuatu yang kompleks, karena 

motivasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan energi dalam diri individu 

untuk melakukan sesuatu yang didorong karena adanya tujuan, kebutuhan 

atau keinginan. 

2. Motivasi spiritual Allah pada QS. Maryam/19:22-26, dan QS. al-Qas}as}/28: 7 

dapat dilihat dari beberapa aspeknya yaitu, pada QS. Maryam/19: 22-26. 

Maryam mendapatkan Motivasi dari Allah melalui Jibril, dengan kata lain 

yaitu motivasi bersifat ekstrensik atau motivasi yang berasal dari selain 

dirinya adapun faktor kemunculan motivasi tersebut bersifat internal, karena 

disebabkan oleh pengaruh dari dalam dirinya sendiri, tatkala Maryam 

merasakan rasa sakit yang begitu hebat membuatnya nyaris putus asa untuk 

melahirkan sang buah hati. Sedangkan pada QS/ al-Qas}as}/28: 7, Ummi Mu>sa> 

mendapatkan motivasi dari Allah yang bersifat Motivasi Intrinsik atau yang 

berasal dari dalam dirinya dan faktor kemunculan motivasi tersebut bersifat 
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eksternal, karena disebabkan oleh pengaruh luar, dalam hal ini Kezaliman 

kerajaan Fir’aun yang membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. 

3. Adapun analisis perbandingan terhadap kisah Maryam dan Ummi Mu>sa> ini 

terdiri dari perbedaan dan persamaan nya sebagai berikut: 

a. Perbedaan 

1) Posisi keadaan Maryam dan Ummi Mu>sa> 

2) Latar belakang faktor peristiwa Maryam dan Ummi Mu>sa>  

3) Perbedaan konteks lafazh ayat 

b. Persamaan 

1) Persamaan lafazh ََالحزنsebagai bentuk motivasi spiritual yang 

diberikan Allah dalam QS. Maryam/19:22-26, dan QS. al-Qas}as}/28: 

7 

2) Persamaan pada sifat kepasrahan yang dilakukan Maryam dan 

Ummi Mu>sa> kepada ketentuan Allah Swt. Terhadap apa yang 

dialaminya. Maryam, berkat keyakinan dan kepasrahannya kepada 

Allah. Maryam mendapatkan pertolongan, dari sikap kepasrahan 

tersebut. Allah memberikan pertolongan untuk menyelesaikan 

problematika hidup yang dihadapi Maryam dengan memberikan 

kuasa di luar nalar bahwa anak yang masih di gendongan dapat 

berkata “Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia telah memberiku al-

kitab dan Dia telah menjadikan aku seorang nabi”. Sedangkan 

Ummi Mu>sa> disebabkan kepasrahan nya kepada Allah Swt pada 

saat peristiwa tersebut terjadi maka terjadilah apa yang Allah 

Janjikan kepadanya. 
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B. Implikasi  Penelitian  

Sebagai penutup dari tesis ini, penulis ingin mengingatkan kepada pembaca 

terutama bagi diri peneliti bahwa, segala problematika atau masalah seberat 

apapun yang terjadi dalam kehidupan seorang hamba terkhusus kepada para Ibu 

yang bersalin dan setelah melahirkan, ada al-Qur’an yang selalu tersedia untuk 

memberikan tuntunan terhadap permasalahan yang kita dapatkan. Motivasi 

spiritual dapat kita raih sepenuhnya dengan meningkatkan ketakwaan keimanan 

dan kepasrahan kita kepada takdir Allah Swt. 

  Penulis mengharapkan pada pembaca untuk senantiasa berpegang teguh 

kepada wasiat Rasulullah saw. yaitu al-Qur’an dan sunnah. Karena al-Qur’an 

merupakan wahyu Allah, pedoman bagi umat manusia dalam menempuh 

kehidupannya. Al-Qur’an sebagai pedoman berisikan pelajaran, bukti kebenaran, 

obat bagi jiwa dan bahkan sebagai petunjuk. Sehingga dengannya al-Qur’an dapat 

membimbing umat manusia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari 

itu, penulis menerima setiap saran kepada para pembaca untuk lebih 

bermanfaatnya tulisan ini. 
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