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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحي 

ل الله و أ شهد أ نم محمداً عبده و رسوله  ,الحمد لله الذي علّم بالقلّ له اإ ل  \علّم الإنسان ما لم يعلّ, أ شهد أ ن ل اإ

ا بعد اكَ أَنتَْ  نبيم بعده, أ مم ن
ِ
امْتَناَ ا لا مَا علَ

ِ
بْحَانكََ لَ عِلَّْ لنَاَ ا  العَْلِيُ الحَْكِيُ س ُ

Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah engkau berikan 

kepada kami termasuk limpahan karunia, rahmat dan pemberian yang tidak 

terhingga. Dengan pertolongan-Mu saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan 

niat semata-mata untuk mendapat keridhaan-Mu dan mendapatkan manfaatnya. 

Saya berharap apa yang telah dilakukan selama beberapa bulan ini, dinilai sebagai 

amal jariah dihadapan-Mu. Amin. 

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah saw., 

yang merupakan contoh bagi semua umat Muslim. Beliau terkenal dengan 

ketabahan dan kesabarannya menghadapi dera dan cacian, walaupun sering 

dilempar batu, dihina, hingga di caci-maki. Beliau tetap menjalankan tugas 

dakwahnya dengan sangat baik walaupun dengan semua yang beliau alami. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-

pihak yang berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif, dan telah membantu 

hingga tersusunnya skripsi ini. 

Pertama-tama, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan 

pada kedua orang tua penulis, ayah Abd. Mujib dan ibunda tercinta Hermawati yang 

selalu memotivasi dan memberikan doa kepada penulis, serta telah mengasuh dan 

mendidik penulis dari kecil hingga saat ini. Untuk ayah dan bunda tercinta, nasehat-

nasehatnya sampai saat ini teringat jelas, yang mengiringi langkah penulis dan 
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Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D. sebagai Rektor UIN Alauddin 

Makassar dan Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag, Prof. Dr. H. Wahyuddin, M.Hum, 

Prof. Andi Darussalam, M.Ag, Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., 

selaku wakil Rektor I, II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini. 

2. Dr. Muhsin Mahfudz, S. Ag., M. Th. I., selaku Ketua Dekan Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat UIN, beserta Ibu Dr. Hj. Rahmi D, M.Ag., Dr. Hj. 

Darmawaty, M. H. I., dan Dr. Abdullah, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, II, III 

di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah memberikan arahan pada 

penulis dalam menempuh perkuliahan. 

3. Ustadz Andi Muhammad Ali Amiruddin, MA., selaku Ketua jurusan Prodi 

Ilmu Hadits dan kepada Ustadz Dr. H. Muhammad Ali, M.Ag., selaku 

Sekretaris jurusan yang sangat sabar mengarahkan, membimbing dan 

memotivasi penulis sehingga skripsi ini tersusun dengan baik serta dapat 

selesai dengan batas waktu yang ditentukan pada Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat UIN Alauddin Makassar. 

4. Dr. Tasmin, M.Ag., dan Dr. H. Muhammad Ali, M.Ag., sebagai 

pembimbing I dan pembingbing II, penulis yang dengan sangat sabar 

mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini 

tersusun dengan baik. 



  

vi 

 

5. Prof. Dr. H. Mahmuddin, M.Ag., dan Ibu Sitti Syakira Abu Nawas, M.Th.I., 

selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji 

serta memberikan masukan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Dr. Muhammad Irham, M. Th.I., Selaku penguji Komprehensip di bidang 

Tafsir Waulumuhu, Sitti Syakirah Abu Nawas, M.Th.I., selaku penguji di 

bidang Hadits Waulumuhu dan Dr. Abdullah, M. Ag., selaku penguji di 

bidang Pemikiran Islam.  

7. Terima Kasih yang kepada teman-teman seperjuangan di jurusan 

konsentarasi Ilmu Hadits angkatan 2015, terkhusus kepada saudara Arif 

Rahman S.Ag.,M.Ag, Muhammad Arif, Abu Muhammad Rhomly dan 

Ilnawaty S.ag, teman-teman kelas Ilmu Hadits Reguler kalian sangat luar 

biasa, berkat semangat dan doa kalianlah yang menjadikan skripsi ini 

tersusun dengan baik. 

8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan skripsi Muhammad Arif, Abu 

Muhammad Rhomly, Abdul Malik, Muhammad Ginanjar dan Muhammad 

Qaisar Ramadhani Haris yang senantiasa menemani hingga terleseikannya 

skripsi. 

9. Terkhusus kepada kakak senior sekaligus Guru dan Pembina di IKAPI 

Cabang Makassar Muhammad As’ad, S.Q., M.Ag., saya mengucapkan 

banyak terima kasih atas motivasi serta dorongan untuk tetap semangat 

dalam mengerjakan skripsi ini bahkan sudah ikut serta dalam membantu 

menyelesaikan skripsi saya dengan baik.  

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat 

penulis sebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan 



  

vii 

 

bernilai ibadah di sisi-Nya, dan semoga Allah swt., senantiasa meridhai kita semua. 
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لي سبيل الرشاد   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, والله الهادي اإ

 

Samata, 04 Agustus 2022 
06 Muharram 1444 

Penulis, 

 

 

Muhammad Arif 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

 K = ك S = س  b = ب

 l = ل Sy = ش  t = ت

 m = م S = ص  S = ث

 n = ن D = ض  J = ج

 w = و T = ط  h = ح

 h = هـ Z = ظ  kh = خ

 y = ي a‘ = ع  d = د

    G = غ  Z = ذ

    F = ف  R = ر

    Q = ق  Z = ز

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( , ). 

2. Vokal 

Vokal  ( a )  panjang = a>         --   قال = qala 

Vokal ( i )  panjang =  i@          --         قيل = qila 

Vokal  ( u ) panjang =        u>         --          دون =   duna 

3. Diftong 

Au     قول  =  qaul 

Ai  خير  =  khair 
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4. Kata Sandang 

 ,Alif lam ma’rifah ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal (ال)

maka ditulis dengan huruf besar (Al), contoh: 

a. Hadis riwayat al-Bukha>ri 

b. Al-Bukhari meriwayatkan ... 

5. Ta marbutah ( ة )  

Ta marbutah ditransliterasi dengan (t), tapi jika terletak di akhir kalimat, maka 

ditransliterasi dengan huruf (h), contoh; 

 .al-risalah li al-mudarrisah = الرسالة للمد رسة 

Bila suatu kata yang berakhir dengan ta marbutah disandarkan kepada lafz} 

al-jalalah, maka  ditransliterasi  dengan (t), contoh; 

 .fii  Rahmatillah =  فى رحمة الله

6. Lafz al-Jalalah ( الله )  

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

berkedudukan sebagai mudafun ilayh, ditransliterasi dengan tanpa huruf hamzah,  

Contoh;   بالله   = billah                  عبدالله     =‘Abdullah 

7. Tasydid 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan ‘Arab dilambangkan dengan 

(  ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). 

Contoh:  ربنّا  = rabbana 

Kata-kata atau istilah ‘Arab yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi 

menurut cara transliterasi ini. 
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B. Singkatan 

Cet.  = Cetakan 

saw.  = Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

swt.  = Subhanah wa Ta‘ala 

a.s.   = Alaih al-Salam 

r.a.   = Radiyallahu ‘Anhu 

QS   = al-Qur’an Surat 

t.p.   = Tanpa penerbit 

t.t.   = Tanpa tempat 

t.th.  = Tanpa tahun 

t.d.   = Tanpa data 

M   = Masehi 

H   = Hijriyah 

h.   = Halaman 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Muhammad Arif   
NIM : 30700115016 
Judul  :  Kesehatan Mental Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW 

(Kajian Tahlili Terhadap Riwayat Abu Dawud)  

 

 

Skripsi ini membahas tentang Kesehatan mental yang saat ini menjadi satu 

bidang paling menarik di antara bidang-bidang psikologi, baik di kalangan ilmuwan 

maupun orang awam. Sebab, untuk mencapai tingkat yang sesuai dengan kesehatan 

mental itulah dambaan setiap individu. Sebuah fakta menunjukkan, lebih dari separoh 

tempat tidur di semua rumah sakit di Amerika Serikat terisi oleh pasien-pasien yang 

memiliki gangguan penyakit mental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

hadis menyangkut Kesehatan Mental dalam hadis Nabi Muhammad Saw terhadap 

Riwayat Abu Dawud, melalui pendekatan metode Tahlili. Adapun pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana mencapai tingkat yang sesuai dengan 

kesehatan mental dalam setiap individu karna fakta menunjukka bahwa banyak yang 

memiliki gangguan pada kesehatan mental Sehingga memiliki pengaruh besar dalam 

individu setiap manusia, kesehatan mental juga berpengaruh pada produktivitas 

seseorang berkaitan pula dengan adaptasi manusia dan dengan problematika yang 

ada, juga berpengaruh besar terhadap pengetahuan, perbuatan dan pengembangan pot

ensi pada manusia. Sehingg pakar  psikologi mengakui bahwa  kesehatan mental 

sebagai keadaan jiwa yang menyebabkan manusia merasa aman dan tentram, ketika 

mencapai keseimbangan  anatara kekuatan dalam yang ada pada dirinya atau antara 

tuntutan jasmani,jiwa dan rohani.   

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kualitas hadis, yang 

mana Hadis tersebut mengandung histori tentang pertemuan Rasulullah saw. dengan 

Abu Umamah. Rasulullah saw. menanyakan kepada sahabatnya, Abu Umamah 

perihal hadirnya duduk di masjid bukan pada waktu shalat. Abu Umamah kemudian 



  

xiv 

 

bercerita bahwa ia sedang gundah karena utangnya yang belum dapat ia lunasi. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk mengelaborasi lebih lanjut tentang hakikat kesehatan 

mental dan bagaimana metode hadis dalam merealisasikan kesehatan mental, serta 

indikator-indikator kesehatan mental tersebut. Dengan pendekatan normative-

teologis, penulis ingin menggali teori hadis tentang bagaimana menjaga kesehatan 

mental khususnya pada riwayat Abu Dawud, sebagaimana yang telah disebutkan sebe

lumnya, yang nantinya akan dipadukan dengan pendekatan psikologis Penulis meman

dang perlu dan penting untuk menghadirkannya mengingat teori psikologi yang 

berkembang didominasi oleh teori-teori psikologi barat yang bersumber dari filsafat 

materlisme-behaviorisme. 

Kesehatan mental khusunya dalam pandangan hadis Nabi Muhammad saw., 

penting untuk dipahami, dihayati dan dihindari dalam kehidupan. Mengingat begitu 

buruk dampak yang ditimbulkan dari jiwa yang mengalami gangguan. Apalagi berada 

dizaman ini, perkembangan teknologi informasi dapat memicu munculnya berbagai 

penyakit-penyakit mental. Belum lagi, sekitar dua tahun terakhir dunia dilanda covid-

19, yang pastinya memicu penyakit seperti stress dan depresi, baik di akibatkan oleh 

covid-19 itu sendiri, ataupun faktor-faktor eksternal, seperti sulitnya mendapatkan 

pekerjaan. Tentu terapi terhadap mental sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan mental saat ini menjadi satu bidang yang paling menarik di antara 

bidang-bidang psikologi, baik di kalangan ilmuwan maupun orang awam. Sebab, 

untuk mencapai tingkat yang sesuai dengan kesehatan mental itulah dambaan setiap 

individu. Sebuah fakta menunjukkan, lebih dari separoh tempat tidur di semua rumah 

sakit di Amerika Serikat terisi oleh pasien-pasien yang memiliki gangguan penyakit 

mental. Begitu gentingnya persoalan ini bahkan untuk menengani kasus mereka, 

dikeluarkan dana jutaan dolar pertahunnya.1 

Pada tahun 2016, International Health Metrics and Evaluation (IHME) 

mengestimasi bahwa lebih dari 1,1 miliar penduduk di dunia mengalami penyakit 

gangguan mental (mental disorder) dan bergantung pada substans aditif. Angka 

estimasi tersebut telah terwujud dengan persentase penduduk yang menderita 

gangguan mental paling banyak bermukim di wilayah Greenland (22,14% dari total 

populasi atau sekitar 12.440 jiwa). Peringkat kedua ditempati oleh Australia (21,73% 

dari populasi) dan ketiga ditempati oleh Amerika Serikat (21,56%). Sedangkan Iran 

berada di urutan kelima dengan porsi sekitar 19,93% serta merupakan satu-satunya 

negara dari kawasan Asia.1 

Dilansir dari BBC News Indonesia, berdasarkan data dari WHO tahun 2018, 

depresi merupakan gangguan mental/jiwa yang paling sering terjadi dan menjadi 

salah satu penyebab utama disabilitas. Lebih dari 300 juta penduduk dunia 

 

1 Ikhwan Fuad, “Kesehatan mental menurut hadis Nabi Muhammad Saw (kajian tahlili 
terhadap riwayat Abu Dawud)”, jurnal an-Nafs: kajian dan penelitian psikologi, vol. 1 no.1 (2016): h. 
32. 
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mengalami depresi. Masalah kejiwaan lainnya yang sering terjadi adalah bipolar,2 

dimana sekitar lebih dari 60 juta penduduk dunia menderita penyakit ini. Sementara, 

masalah kejiwaaan berat yang sering terjadi adalah skizofrenia 1 dan psikosis lainnya, 

sekitar 23 juta orang di dunia mengalaminya.3 

Di Indonesia khususnya, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, 

menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami 

gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 

tahun mengalami depresi. Selain itu berdasarkan Sistem Registrasi Sampel yang 

dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri pertahun 

sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri, serta 47,7% 

korban bunuh diri adalah pada usia 10-39 tahun yang merupakan usia anak remaja 

dan usia produktif.1  

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, 

Dr. Celestinus Eigya Munthe menjelaskan masalah kesehatan jiwa di Indonesia 

terkait dengan masalah tingginya prevalensi orang dengan gangguan jiwa. Untuk saat 

ini Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 

penduduk, artinya sekitar 20% populasi di Indonesia itu mempunyai potensi-potensi 

masalah gangguan jiwa.4 

 
2Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis 

pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat bahagia kemudian berubah menjadi 
sangat sedih. Berdasarkan data World Health Organization di tahun 2017, ada sekitar 45 juta orang di 
seluruh dunia yang menderita gangguan bipolar. Gangguan ini merupakan salah satu penyebab utama 
cacat dan kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia. Gangguan Bipolar, https://www.alodokter.com/, 
(di akses 6 Juni 2022, (10.17 Wita). 

3 BBC News Indonesia, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia: 'Saya merasa benar-benar sendiri 
hingga sempat ingin bunuh diri', bbc.com,  6 Juni 2022, (10.10 Wita). 

4 Rokom, Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia, 
http://.sehatnegriku.kemkes.go.id, 6 Juni 2022, (10.14 Wita). 

https://www.alodokter.com/
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Dari berbagai fakta di atas, dapat dikatakan bahwa gangguan mental 

merupakan masalah yang sangat besar, serta tidak dapat dianggap sebagai masalah 

biasa-biasa saja. Dunia pun memberikan porsi perhatian yang cukup besar, sehingga 

setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa 

Sedunia.  

Gejala gangguan mental sangat berpengaruh pada produktivitas seseorang 

karena sehat tidaknya seseorang berkaitan dengan kemampuan adaptasi terhadap 

problematika yang ada. Orang yang sehat mentalnya akan mampu menghadapi 

kenyataan hidup dengan perasaan senang, tentram dan bahagia sehingga kepribadinya 

menjadi mantap dan siap berkarya bagi komunitasnya. Karena itulah kesehatan 

mental merupakan suatu yang harus senantiasa dijaga oleh setiap mausia. 

Kesehatan mental merupakan pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan 

mengembangkan dan memanfaatkan potensi. Bakat dan pembawaan yang ada 

semaksimal mungkin sehingga mampu membawa kebahagian diri dan orang lain 

sehingga dapat terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa. Kesehatan Mental tetap 

berfokus pada masalah perilaku manusia, emosional dan kematangan secara sosial 

untuk melakukan upaya-upaya adaptasi dengan dirinya sendiri dan alam sekitar 

sehingga mampu menjalankan tanggungjawab kehidupan dan sikap menghadapi 

segala problematikanya. Dengan kesehatan mental seseorang dapat merasakan 

perasaan senang dan bahagia. 

Menurut Jalaluddin di dalam bukunya yang diberi judul, “Psikologi agama”, 

bahwa kesehatan mental adalah kondisi batin yang sebenarnya berada dalam 

aman, tenang, dan tentram dengan cara menemukan ketenangan batin melalui 

penyesuaian diri dengan cara menyerahkan diri dengan Tuhan secara sepenuhnya.1  
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Dalam Islam kesehatan mental menempati posisi terpenting di dalam syari’at 

Islam. Sebab dalam pandangan psikologi Islam, penyakit mental bisa dialami pada 

diri setiap manusia. Kesehatan mental terlahir dari pribadi yang mantap. Kepribadian 

yang mantap ini lahir pada pribadi Rasulullah saw.5 beliau ialah sosok panutan yang 

dapat menyeimbangkan kehidupan yang ada sehingga Allah swt. sangat memujinya 

dengan pribadi yang agung akhlaknya, sehingga Rasulullah saw. memiliki indikator 

kesehatan mental yang tingkat levelnya sangat tinggi. 

Mengkaji masalah kesehatan mental, terkadang ilmuwan dan psikolog hanya 

memperhatikan dimensi biologis dan dimensi sosialnya, serta sedikit mengabaikan 

dimensi spiritual. Luputnya perhatian kepada dimensi spiritual dari pengamatan 

psikolog modern menurut penulis akan menyebabkan pemahaman akan kepribadian 

manusia menjadi kurang sempurna, apalagi di Indonesia yang masyarakatnya 

mayoritas adalah muslim. Agama Islam tentu memahami manusia dengan benar, dan 

tidak hanya dengan memperhatikan dimensi biologisnya atau keadaan sosial serta 

budaya yang menyertainya, akan tetapi menuntut adanya integrasi seluruh faktor 

pembentuk kepribadian termasuk di dalamnya dimensi spiritual. 1  

Gangguan mental akan sulit dihindari jika mental individunya lemah dan 

spiritualnya tidak tangguh. Oleh karna itu, agama berperan penting dalam pembinaan 

moral sebab nilai- nilai moral dalam agama bersifat statis dan universal.6 

Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan 

petunjuk dan bimbingan bagi manusia dalam menjaga fitrahnya untuk meraih 

 
5 Ikhwan Fuad, “Kesehatan mental menurut hadis Nabi Muhammad Saw (kajian tahlili 

terhadap riwayat Abu Dawud)”, jurnal an-Nafs: kajian dan penelitian psikologi, vol. 1 no.1 (2016): h. 

39. 

6Zahra Yasmin dkk, Indeks Kesehatan Mental Menurut Rasulullah Saw.: Studi Takhrij dan 
Syarah Hadis dengan Pendekatan Psikologis, Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022), h. 13 
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kebahagiaan yang hakiki. Al-Quran memperkenalkan istilah jiwa yang tenang (al-

nafs al-mutmainnah), sementara hadis menyebut kata al-fitah. Keduanya adalah 

syarat bagi kesehatan mental yang harus dimiliki seorang muslim. Hidup dengan jiwa 

yang tenang harus berdasarkan fitrah yang telah diberikan oleh Allah swt. yaitu 

akidah tauhid. Tentu saja fitrah ini membutuhkan sesuatu yang memeliharanya dan 

membuatnya tumbuh menjadi lebih baik.  

Begitu pentingnya kesehatan mental, Rasulullah saw. senantiasa mengajarkan 

dan mengingatkan agar setiap individu selalu memohon kepada Allah swt. agar 

terhindar dari gangguan mental atau penyakit-penyakit jiwa. Diriwayatkan dalam 

sebuah hadis, bahwa: 

نضََْ  أَبِِ  عَنْ   ، الجُْرَيْريُِّ نََ  أَخْبَََ عَوْفٍ،  بنُْ  انُ  غسَا نََ  أَخْبَََ  ، الغُْدَانُِِّ عُبَيْدِ  بنُْ  دُ  أَحْمَ ثنَاَ  سَعِيدٍ حَدا أَبِِ  عَنْ  ةَ، 

الَْْنصَْا  مِنَ  بِرَجُلٍ  هُوَ  ذَا 
ِ
فاَ المَْسْجِدَ،  يوَْمٍ  ذَاتَ   َ وَسَلّا علَيَْهِ  صَلَّا  رَسُولُ  دَخَلَ  قاَلَ:   ، أَبوُ  الخُْدْرِيمِ  : لَهُ يقُاَلُ  رِ، 

لَاةِ؟«، قاَلَ: هُُُومٌ لَ  زمَِتْنِِ، وَدُيوُنٌ يََ أُمَامَةَ، فقَاَلَ: »يََ أُمَامَةَ، مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِِ المَْسْجِدِ فِِ غيَِْْ وَقْتِ الصا

ذَا أَ 
ِ
مًا ا مِمُكَ كََلَ ، قاَلَ: »أَفلََا أُعلَ ِ نتَْ قلُْتَهُ أَذْهَبَ عَزا وَجَلا هَُاكَ، وَقضَََ عَنْكَ دَينْكََ؟«، قاَلَ: قلُْتُ:  رَسُولَ اللَّا

ِ وَالحَْزَ  نِمِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَْمم
ِ
ذَا أَمْسَيْتَ: اللاهُما ا

ِ
أَصْبَحْتَ، وَا ذَا 

ِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ  بلَََّ، يََ رَسُولَ، قاَلَ: " قلُْ ا نِ، 

جَِالِ  ينِْ، وَقهَْرِ الرم  1)رواه أ بو داود(  العَْجْزِ وَالكَْسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُْبِْْ وَالبُْخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غلَبََةِ الدا

Artinya: 

Telah menceritakan dari kami Ahmad bin ‘Ubaidullah al-Gudani, telah 
memberitakan kepada kami Gassan bin ‘Auf, telah memberitakan kepada kami 
al-Jurairi dari Abu Nadrah dari Abu Sa‘id al-Khudri, ia berkata; Rasulullah 
sallallahu ‘alaihi wa sallam pada suatu hari masuk masjid dan ternyata terdapat 
seorang sahabat dari Ansar yang dipanggil Abu Umamah, beliau berkata: “Ada 
apakah gerangan aku lihat engkau duduk di masjid bukan pada waktu shalat?” 
Dia menjawab; kegundahan dan hutang yang selalu menyelimutiku wahai 
Rasulullah! Beliau berkata: “Maukah aku ajarkan perkataan yang apabila kamu 
ucapkan maka Allah Azza wa jalla akan menghilangkan kegundahanmu dan 
melunaskan hutang-hutangmu?” Dia berkata: ya wahai Rasulullah. Beliau 
bersabda: “Apabila kamu berada dipagi dan sore hari maka ucapkanlah: 
(“Allahumma inni a’dzu bika min al-hammi wa al-hazani wa a’udzu bika min 
al-‘ajzi wa al-kasali, wa a’uzu bika min al-jubni wa al-bukhli wa audzu bika 
min galabah al-daini wa qahr al-rijal). Ya Allah, aku berlindung kepadaMu 
dari kegundahan dan kesedihan dan aku berlindung kepadaMu dari kelemahan 
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dan kemalasan dan aku berlindung kepadaMu dari sifat penakut dan bakhil dan 
aku berlindung kepadaMu dari terlilit hutang dan pemaksaan dari orang lain). 
Dia berkata: maka akupun melaksanakannya dan ternyata Allah 'azza wajalla 
menghilangkan kegundahanku dan melunasi hutang-hutangku. (HR. Abu 
Dawud). 

Dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah saw kepada sahabatnya Abu Umamah, 

paling tidak terdapat beberapa gangguan-gangguan mental yang beliau ucapkan. 

Gangguan mental tersebut adalah al-hamm (kegundahan), al-hazan (kesedihan), al-

‘ajz (kelemahan), al-kasal (kemalasan), al-jubn (penakut), dan al-bukhl (kikir). Dua 

masalah lainnya yang diungkap dari doa ini, yakni terlilit utang dan pemaksaan orang 

lain penulis tidak memasukkannya ke dalam kategori penyakit gangguan mental.  

Dari pengamalan doa ini, serta pengakuan Abu Umamah yang diajar langsung 

oleh Rasulullah saw, nampaknya menuai hasil dengan hilangnya kegundahan dalam 

dirinya serta terbebas dari utang yang menjadi penyebab utama dari kegundahannya. 

Hal ini berarti bahwa dimensi spiritual dalam menangani gangguan mental sangat 

berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang.  

Dalam riwayat yang lain Rasulullah saw mengingatkan tentang pentingnya 

kesehatan mental. Dimana Rasulullah saw., bersabda: 

ثنَاَ مُعَا ، حَدا ثنَاَ عَبْدُ اِلله بنُْ سُليَْمَانَ مَدِينٌِِّ رٍو، حَدا ثنَاَ أَبوُ عاَمِرٍ عَبْدُ المَْلِِِ بنُْ عََْ ذُ بنُْ عَبْدِ اِلله بنِْ خُبَيْبٍ،  حَدا

َ وَعلَََّ  هِ قاَلَ: كُناا فِِ مَجْلِسٍ فطََلعََ علَيَْناَ رَسُولُ اِلله صَلَّا اُلله علَيَْهِ وَسَلّا  رَأْسِهِ أَثرَُ مَاءٍ، فقَُلْناَ:  عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عََمِ

بَ النافْسِ قاَلَ: " أَجَلْ "، قاَلَ: ثُُا خَاضَ القْوَْمُ فِِ ذِكْرِ الغِْنََ، فقَاَلَ رَسُ  ولُ اِلله صَلَّا يََ رَسُولَ اِلله، نرََاكَ طَيمِ

: لَ بأَسَْ بِالغِْنََ  َ اقَى اَلله خَيٌْْ مِنَ الغِْنََ، وَطِيبُ النافْسِ مِنَ النمعَِمِ    اُلله علَيَْهِ وَسَلّا ةُ لِمَنْ ات حا ِ اقَى اَلله، وَالصم لِمَنْ ات

 7)رواه أ حمد( 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Amir ‘Abdul Malik bin ‘Amru, telah 

 
7Abu ‘Abdullah Ah}mad bin Muhammad bin H{anbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, 

Musnad al-Imam Ahmad bin H{anbal, Juz 38, (Cet. I; t.tp.: Mu’assasah al-Risalah, 2001 M/1421 H), 
h. 228-229. Lihat juga Abu ‘Abdulla>h Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, 
(t.tp.: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), h. 724. 
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menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Abu Sulaiman Madini, telah 
menceritakan kepada kami Mu’az bin ‘Abdullah bin Hubaib dari ayahnya dari 
pamannya berkata; Kami berada di suatu majlis kemudian Rasulullah sallallahu 
‘alaihi wa salam datang, di rambut beliau ada sisa-sisa air, kami berkata; Wahai 
Rasulullah! Kami melihat Baginda sedang bahagia. Rasulullah sallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda: “Benar.” Kemudian orang-orang memperbincangkan 
kekayaan. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa salam bersabda: “Tidak apa-apa 
dengan kekayaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah ‘azza wajalla dan 
kesehatan bagi orang yang bertakwa kepada Allah itu lebih baik dan kebahagiaan 
jiwa itu termasuk kenikmatan.” (HR. Ah}mad). 

Dari riwayat hadis di atas, penulis menggarisbawahi kalimat (wa tib al-nafs 

min al-ni‘am ) “dan kebahagiaan jiwa itu termasuk kenikmatan. Dari hadis ini, dapat 

diambil pelajaran bahwa untuk mencapai kebahagiaan jiwa dalam hal ini kesehatan 

mental tidak hanya dicapai dengan pemenuhan materi maupun finansial. Namun 

dimensi spiritual seperti taqwa harus menjadi dasar yang kuat untuk meraih 

kebahagiaan jiwa atau kesehatan mental. 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa permasalahan kesehatan mental 

merupakan permasalahan yang sangat pelik di seluruh dunia. Proses pemecahannya 

belum lagi mendapatkan solusi terbaik. Sementara dalam Islam, jauh sebelumnya 

Rasulullah saw. telah mengajarkan pendekatan spiritual untuk mengurai masalah 

tersebut. Dimana rasulullah saw. mengajarkan doa kepada Abu Umamah. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengelaborasi lebih lanjut tentang 

hakikat kesehatan mental dan bagaimana metode hadis dalam merealisasikan 

kesehatan mental, serta indikator-indikator kesehatan mental tersebut. Dengan 

pendekatan normative-teologis, penulis ingin menggali teori hadis tentang bagaimana 

menjaga kesehatan mental khususnya pada riwayat Abu Dawud, sebagaimana yang 

telah disebutkan sebelumnya, yang nantinya akan dipadukan dengan pendekatan 

psikologis. Penulis memandang perlu dan penting untuk menghadirkannya mengingat 
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teori psikologi yang berkembang didominasi oleh teori-teori psikologi barat yang 

bersumber dari filsafat materlisme-behaviorisme. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

masalah pokok yang menjadi pembahasan untuk diteliti dalam kajian skripsi ini 

adalah bagaimana Kesehatan Mental Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw. Untuk 

terarah pembahasan skripsi ini, maka masalah pokok tersebut di atas dalam bentuk 

sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas hadis tentang Kesehatan Mental? 

2. Bagaimana kandungan hadis tentang Kesehatan Mental? 

3. Bagaimana pengamalan hadis tentang Kesehatan Mental? 

B.  Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Judul skripsi ini adalah “Kesehatan Mental Perspektif Hadis Nabi 

Muhammad  Saw., (Kajian Tahlili terhadap Hadis Riwayat Abu Dawud).” Sebagai 

langkah awal untuk membahas isi skripsi ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman, 

maka penulis memberikan uraian dari judul penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Kesehatan  

Kesehatan berasal dari kata “sehat” yang di tuliskan dalam undang-undang no. 

3 tahun 1992, sehat ialah keadaan yang sejahtera dari, jiwa, badan dan sosial yang di 

mana memungkinkan sesorang hidup menjadi produktif secara ekonomis.1 Adapun 

pengaruh kesehatan dalam keluarga yang mana di lihat dari bentuk, fungsi dan siklus 

di dalam keluarga. 

a. Bentuk keluarga 
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Apabila kesehatan produksi seseorang terdapat gangguan, seperti sebuah 

hubungan suami dan istri yang mana salah satu dari mereka mengalami kemandulan, 

itu bisa berpengaruh dalam hubunagn keluarga. Hal ini di dalam sebuah hubungan 

suami dan istri yang mandul tersebut yang tidak dapat memiliki seorang anak.8 

b. Fungsi keluarga 

Fungsi keluarga memiliki banyak macam, misalnya dari kesehatan kepala 

keluarga (bapak) dapat mengancam terganggunya fungsi keluarga terutama dari hal 

ekonomi, namun jika yang mengalami gangguan yakn ibu rumah tangga maka akan 

mengganggu fungsi efektif dan sosialisasi. 

2. Mental  

Mental secara definitive belum ada kepastian definisi yang jelas dari para ahli 

kejiwaan. Secara etimologi kata “mental” berasal dari bahasa Yunani, yang 

mempunyai pengertian sama dengan pengertian psyche, artinya psikis, jiwa atau 

kejiwaan. James Drave memaknai mental yaitu “revering to the mind” maksudnya 

adalah sesuatu yang berhubungan dengan pikiran atau pikiran itu sendiri. 

Secara sederhana mental dapat dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan 

dengan batin dan watak atau karakter, tidak bersifat jasmani (badan). 

Kata mental diambil dari bahasa Latin yaitu dari kata mens atau metis yang 

memiliki arti jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat. Dengan demikian mental ialah hal-

hal yang berkaitan dengan psycho atau kejiwaan yang dapat mempengaruhi perilaku 

individu. Setiap perilaku dan ekspresi gerak-gerik individu merupakan dorongan dan 

cerminan dari kondisi (suasana) mental. Sedangkan secara terminologi para ahli 

kejiwaan maupun ahli psikologi ada perbedaan dalam mendefinisikan “mental”. 

 
8Hawari, Dadang, al-qurān, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, 1995. Yogyakarta, 

Dana Bhakti Prima Jasa, 31 
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Salah satunya sebagaimana dikemukakan oleh al-Quusy (1970) yang dikutip oleh 

Hasan Langgulung, mendefinisikan mental adalah paduan secara menyeluruh antara 

berbagai fungsi-fungsi psikologis dengan kemampuan menghadapi krisis-krisis 

psikologis yang menimpa manusia yang dapat berpengaruh terhadap emosi dan dari 

emosi ini akan mempengaruhi pada kondisi mental. 

Mental berhubungan dengan pikiran, gangguan saraf, dan kejiwaan, sehingga 

mental merupakan bagaimana cara berfikir dan berprasaan berdasarkan dari nurani 

yang memberikan cerminan pada prilaku seseorang.  

3. Hadis 

Hadis atau al-hadis\ menurut bahasa, berarti al-jadid (sesuatu yang baru), 

lawan kata dari al-qadim. Kata hadis juga berarti al-khabar (berita), yaitu sesuatu 

yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Bentuk 

pluralnya adalah al-hadis. Hadis sebagaimana tinjauan Abdul Baqa’ adalah isim dari 

tahdith yang berarti pembicaraan. Kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan 

atau penetapan yang disandarkan kepada Nabi saw. Barangkali al-Farra’ telah 

memahami arti ini ketika berpendapat bahwa mufrad kata al-hadits adalah uh}dus\ah 

(buah pembicaraan). Lalu kata al-hadis itu dijadikan jama’ dari kata hadis. Ada 

sejumlah ulama yang merasakanadanya arti “baru” dalam kata hadis lalu mereka 

menggunakannya sebagai lawan kata qadim (lama), dengan memaksudkan qadim 

sebagai kitab Allah, sedangkan “yang baru” ialah apa yang disandarkan kepada Nabi 

saw. Dalam Sharah al-Bukhari, Syeikh Islam Ibnu Hajar berkata, bahwa dimaksud 

dengan hadits menurut pengertian shara’ adalah apa yang disandarkan kepada Nabi 

saw, dan hal itu seakan-akan dimaksudkan sebagai bandingan Alquran yang qadim. 
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Hadis adalah segala ucapan, segala perbuatan dan segala keadaan atau 

perilaku Nabi saw.1 

4. Tahlīlī  

Tahlili adalah akar kata dari hala,  huruf ini terdiri dari huruf haa dan lam, 

yang berarti membuka sesuatu, sedangkan kata tahlili sendiri masuk dalam bentuk 

infinitif (masdar) dari kata h}allala, yang secara semantik berarti mengurai, 

menganalisis, menjelaskan bagian-bagiannya serta memiliki fungsi masing-masing. 

Tahlili secara harfiah, al-tahlili berarti menjadi lepas atau terurai. Metode 

tahlili disebut juga dengan metode deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan tafsir 

al-tahlili ialah metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan uraian-uraian makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an 

dengan mengikuti tertib susunan/urut-urutan surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur’an itu 

sendiri dengan sedikit banyak melakukan analisis di dalamnya.9 Menurut Nashruddin 

Baidan metode tahlili (analitis) adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan 

memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang di tafsirkan itu 

serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian 

dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.1 

C. Kajian Pustaka  

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai beberapa tesis maupun 

skripsi, khususnya menyangkut hasil penelitian yang terkait dengan rencana 

penelitian di atas, maka sampai saat ini penulis belum menemukan penjelasan yang 

lebih meluas mengenai kesehatan mental. Namun bukan berarti luput dari perhatian 

 
9 Muhammad Fathoni, Metode Tafsir Tahlili dan Ijmali (Senin, 16 Desember 2012) h. 2. 
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para akademisi terhadap kesehatan mental. Paling tidak terdapat beberapa karya yang 

telah membahas kesehatan mental dari berbagai perspektif. Di antaranya: 

1. Jurnal Ikhwan Fuad dengan judul “Kesehatan mental menurut hadis Nabi 

Muhammad Saw (kajian tahlili terhadap riwayat Abu Dawud)” tahun 2016. 

Penelitian ini menguraikan tentang pandangan al-Qur’an dan hadis tentang 

kesehatan mental. Dari penelitian tersebut ditarik berberapa kesimpulan antara 

lain: 1) menjaga kesehatan mental dalam perspektif Al-Qur’an dan As-Sunnah 

berpijak pada prinsip wasathiyah (moderasi) dalam pemenuhan kebutuhan antara 

yang bersifat material dan spiritual, 2) metode Al-Qur’an dan al-Hadis dalam 

merealisasikan kesehatan mental antara lain dengan penguatan dimensi spritual, 

pengendalian motivasi biologis dan metode mempelajari hal yang urgen bagi 

kesehatan mental. Ketercapaian metode tersebut dapat dilihat dari kehidupan 

Nabi dan para sahabata dari sisi hubungannya dengan Tuhannya, dengan dirinya 

sendiri, hubungannya dengan orang lain, dan alam semesta. Penelitian ini 

meskipun berpijak pada al-Qur’an dan hadis, namun tidak tidak memberikan 

porsi utama kepada hadis dalam memecahkan persoalan kesehatan mental, 

sebagaimana yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini. 

2. Jurnal Zahra Yasmin dkk, dengan judul “Indeks Kesehatan Mental Menurut 

Rasulullah Saw.: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Psikologis 

tahun 2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa indeks kesehatan mental 

perspektif Rasulullah Saw. terbagi menjadi lima, di antaranya perasaan aman, 

senantiasa merasa cukup dengan tidak meminta-minta kepada orang lain, percaya 

diri, tidak merugikan hak orang lain serta memiliki rasa tanggung jawab dan 

menerapkannya. Penelitian ini, meskipun menggunakan hadis sebagai rujukan 
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utama. Namun riwayat yang gunakan berbeda dengan riwayat yang penulis akan 

teliti. Arah pembahasannya juga tidak sama yakni jurnal ini menitikberatkan 

pada indeks kesehatan mental, sementara penelitian penulis mengarahkan pada 

dimensi spiritual sebagai upaya untuk menekan atau mencegah gangguan mental. 

Dapat dikatakan isi atau konten riwayatnya jauh berbeda dengan rencana 

penelitian penulis. 

3. Skripsi Ayu Cahyanti yang berjudul “Peran Keluarga dalam Kesehatan Mental 

Remaja Kelurahan Yosorejo 21 A Metro Timur.  Skripsi ini menjelaskan tentang 

keluarga broken home, dimana ayah dan ibunya telah bercerai dan meninggalkan 

anaknya. Anak tersebut tinggal bersama nenek dan ibunya. Ibunya bekerja 

sebagai seorang pedagang di pasar, dan ayahnya bekerja sebagai sopir muatan 

barang-barang. Dari wawancara yang dilakukan langsung kepada korban dari 

broken home, melalui anaknya, ia  mengatakan “Kondisi keluarganya atau orang 

tuanya yang tidak harmonis, tidak seperti keluarga yang pada umumnya 

berkumpul secara harmonis.10  

4. Ika Maidah Nazli Matondang yang barjudul “Hubungan Aktivitas Fisik dengan 

Kesehatan Mental pada Remaja di Lingkungan I Kelurahan Penyambungan II. 

Penelitian ini menguraikan tentang aktivitas fisik dikaitkan dengan banyak 

manfaat kesehatan bagi remaja, termasuk kesehatan kardiometabolik, 

meningkatkan perkembangan keterampilan motorik, kepadatan tulang, dan 

regulasi emosional / kesehatan psikologis (Bates et al., 2020). Mengembangkan 

gaya hidup aktif sejak dini dapat meningkatkan kesehatan dan menurunkan 

kemungkinan seseorang terkena penyakit kronis (Wilson et al., 2016). aktivitas 

 
10Ayu Cahyanti, “Peran Keluarga dalam Kesehatan Mental Remaja Kelurahan Yosorejo 21 

A Metro Timur” ( Metro, 24 juni 2020 ). h. 1. 
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fisik didefinisikan sebagai jumlah total waktu yang dihabiskan untuk aktivitas 

kehidupan sehari-hari, aktivitas kerja dan sekolah, aktivitas rekreasi dan olahraga, 

serta aktivitas lain yang meningkatkan pengeluaran energi tubuh (Zenic et al., 

2020). Aktivitas fisik dapat dilakukan di tempat kerja dan di sekitar rumah. 

Setiap gerakan yang dilakukan seseorang sebenarnya adalah aktivitas fisik 

(WHO, 2018).1 Skripsi yang telah di buat oleh Ika Maidah Nazli Matondang ini 

yang terfokus pada kesehatan fisik dan mengaitkan pada kesehatan mental 

terhadap remaja, sehingga mengapa dalam penelitian yang ingin saya tulis ini 

akan menyampaikan dan meneliti yang terfokus pada kesehatan mental sesuai 

pada judul skripsi saya yang mengenai kesehatan mental menurut hadis 

Rasulullah Saw. 

5. Skripsi yang di buat oleh Kharisma Nasihatul Magfiroh berjudul “Religiusitas 

dan Kesehatan Mental Pada Remaja”, dalam penyusunan skripsi ini yang 

bertujuan untuk bisa memahami antara hubungan religiusitas dan kesehatan 

mental pada remaja yang mungkin berdampak pada gangguan saraf yang 

mengakibatkan akal sehat dan prilaku pada remaja di jaman sekarang. Ronald 

Abeles dan koleganya memiliki konsep bahwa religusitas bukanlah sesuatu yang 

bisa diartikan dengan satu dimensi saja, dalam artian religiusitas harus 

dikombinasikan dengan beberapa dimensi. Adapun menurutnya definisi 

konseptual dari religius adalah sistem peribadatan dan doktrin yang terdapat pada 

suatu komunitas/kelompok serta memiliki sifat kedoktrinan, perilaku, sosial, dan 

penginternalisasian sifat tertentu (Abeles, 2003). Dari sini dapat diketahui bahwa 

religiusitas merupakan sebuah sistem peribadatan yang berlaku dalam sebuah 

komunitas/kelompok, berasal dari buah keyakinan dan terlihat sebagai pola 
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aktifitas spiritual yakni dengan perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-

hari, mengandung makna sosial serta terdapat proses internalisasi nilai dalam 

setiap ajaran yang diberikan. 11  Jalaludin (2012) mengemukakan bahwa 

religiusitas memikili andil dalam menentukan perilaku dari seseorang. 

Religiusitas yang ada dalam diri individu akan mendorongnya untuk bertingkah 

laku dalam kehidupan sehari-hari sesuai kadar ketaatannya kepada agama, baik 

sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Pada dasarnya religiusitas 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. 

Apabila manusia meninggalkan kehidupan religiusitas, maka akan terjadi 

ketidakseimbangan dan ketidak harmonisan fungsi-fungsi komponen pembentuk 

manusia. Salah satu dampaknya yakni adanya ketidaksehatan mental. 

6. Nada Bikriyah, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental  Peserta 

Didik di SMPN 166 Jakarta. Fokus pada penelitian ini yakni pengaruh media 

sosia terhadap kesehatan mental di kalangan peserta didik, Peluncuran situs 

media sosial menimbulkan fenomena yang cukup menggemparkan. Orang-orang 

mulai dari anak-anak sampai dewasa pasti memiliki akun media sosial seperti 

facebook, instagram, youtube, twitter, dan lain-lain. Kebiasaan mereka 

mengakses media sosial atau sedikit banyaknya dalam menggunakan media 

sosial sudah menjadikan sebagian besar melupakan tugas utamanya yaitu sekolah 

dan belajar yang meliputi materi umum dan agama, khusunya agama Islam.1 

Apalagi dengan adanya telepon genggam yang mereka sudah miliki dan 

mudahnya mengakses internet melalui telepon genggam menjadikan anak 

mengabaikan belajar pendidikan agama Islam. Para siswa yang mempunyai akun 

 
11  Kharisma Nasihatul Magfiroh, “Religiusitas dan Kesehatan Mental Pada Remaja” 

(Malang, 4 juni 2020). h.8. 
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media sosial instagram menggunakannya hanya untuk menonton hiburan dengan 

teman sekolahnya dan orang yang baru dikenalnya. Selain itu mereka juga 

menggunggah beberapa foto dan video pribadi mereka di instagram. Padahal 

dengan menggunakan dinstagram siswa bisa mencari informasi yang berkaitan 

dengan pendidikan dan materi pelajaran. Fenomena ini cukup mengganggu 

konsentrasi dan minat belajar anak, dan menjadikan pengaruh terhadap kondisi 

jiwa, akhlak, sikap, dan cara menghadapi siswa ketika ada masalah yang 

menempa dirinya. Kesehatan mental harus benar-benar dikondisikan, karena 

ketika mereka tidak fokus, resah, gelisah, dan jiwanya terganggu maka 

berdampak kepada kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Perlu 

pengkondisian lingkungan yang baik agar terhindarnya gangguan kesehatan 

mental sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini kerangka pemikirannya penggunaan media sosial akan memberikan 

pengaruh kepada kesehatan mental peserta didik. Dengan kata lain, diduga 

bahwa penggunaan media sosial secara positif akan menghasilkan kesehatan 

mental yang baik, begitupun sebaliknya.12 

Dari berbagai penelitian diatas, penulis kembali menegaskan bahwa hingga 

saat ini belum ada penelitian tentang kesehatan mental, yang membahas sebagaimana 

rencana penelitian penulis. 

D. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan sumber data 

a. Jenis penelitian 

 
12 Nada Bikriyah, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental  Peserta Didik di 

SMPN 166 Jakarta” (Jakarta, 16 Januari 2020) h. 58-59. 
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Jenis penelitian ini adalah kepustakaan atau (library research) yang hanya 

menganalisis data yang bersifat kualitatif dan terfokus pada kajian kepustakaan atau 

literature baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian 

terdahulu. Karena jenis dari penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan atau  library 

research, maka sumber datanya terdiri dari dua macam, yaitu : 

b. Sember data 

1) Data primer 

Data primer adalah sumber pertama, di antara sumber-sumber tersebut yaitu 

tulisan-tulisan yang memuat hadis-hadis Nabi saw, tentang adab, sebagaimana yang 

telah disusun oleh para ulama hadis terdahulu yang ada hingga saat ini. Seluruh data 

tersebut selanjutnya dikenal dengan al-Kutub al-Tis‘ah, selain dari al-Kutub al-

Tis’ah. Sumber primer lainnya berupa kitab-kitab tafsir, ‘ulum al-hadis dan syarah 

al-hadis. 

2) Data sekunder. 

Data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk mengantarkan 

peneliti sampai kepada sumber data primer dalam hal ini berupa buku-buku pengantar 

ilmu hadis, kamus dan ensiklope di serta buku-buku sumber lainnya yang 

berhubungan dengan adab Nabi saw. Sumber sekunder lainnya juga bisa berupa 

program software, website, koran dan lain-lain yang menunjang penelitian ini. 

2. Pendekatan Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Pendektan penelitian 

Pendekatan penelitian adalah pola pikir yang digunakan untuk membahas 

objek penelitian. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan dua pendekatan, 

antara lain: 
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1) Pendekatan hadis 

Pendekatan al-hadis merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini. Yakni 

menitikberatkan pada kajian tahlili terhadap riwayat Abu Dawud, sebagaimana yang 

penulis sebutkan sebelumnya. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi 

baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat. 1  Sedangkan 

pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti 

Al-Tibi, bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan taqrir beliau 

(hadis marfu‘), juga meliputi sabda, perbuatan dan taqrir para sahabat (hadis 

mauquf), serta dari tabi‘in (hadis maqtu’).13 

Hadis yang penulis sebutkan sebelumnya menuntun manusia untuk 

melakukan pendekatan spiritual untuk memperoleh kesehatan mental. Semua 

petunjuk untuk memperoleh kesehatan mental atau pun kebahagiaan bersumber dari 

hubungan baik antara manusia dengan Allah (hablun minallah), serta dengan manusia 

yang lain (hablun minannas). Ketenangan jiwa sebagai puncak kesehatan mental 

hanya bisa diraih dengan jalan mensucikan jiwa dengan bertaubat dan beramal shaleh. 

Pada akhirnya perjumpaan dengan Allah hanya dapat diraih oleh jiwa yang tenang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini dimaksudkan untuk membangun 

konsep mengenai kesehatan jiwa berdasarkan dan Hadis, serta menggali petunjuk-

petunjuk mengenai hal-hal yang terkait dengan bagaimana meraih kesehatan jiwa. 

Penjelasan ini juga di jelaskan dalam Al-Qur’an namun penulis lebih berfokus pada 

penjelasan menurut Hadis.1 

2) Pendekatan Psikologi 

 

13M. Hasby As Shidiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, (Semarang : Thoha Putra, 1994), 
h.4. 



19 

 

 

 

Pendekatan psikologi sejak pertengahan abad 19 sebagai abad kelahiran 

psikologi kontemporer di dunia Barat, terdapat banyak pengertian mengenai psikologi 

yang ditawarkan oleh para psikolog. Salah satu tujuan paling penting psikologi adalah 

untuk memahami perilaku manusia. Masing-masing pengertian memiliki keunikan, 

seiring dengan kecenderungan, asumsi dan aliran yang dianut oleh penciptanya. 

Meskipun demikian, perumusan pengertian psikologi dapat disederhanakan dalam 

tiga definisi. Pertama, Psikologi adalah studi tentang jiwa (psyche), seperti yang 

dilakukan Plato (427-437 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) tentang kesadaran dan 

proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Kedua, Psikologi adalah ilmu pengetahuan 

tentang kehidupan mental, seperti pikiran, perhatian, persepsi, intelegensi, kemauan 

dan ingatan. Definisi ini dipelopori oleh Wilhelm Wundt. Ketiga, Psikologi adalah 

disiplin ilmu pengetahuan tentang perilaku organism, seperti, kucing terhadap tikus, 

perilaku manusia terhadap sesamanya, dan sebagainya. Definisi yang terakhir ini 

dipelopori oleh Jhon Watson.14 

Pakar psikologi mengakui bahwa kesehatan mental sebagai keadaan jiwa yang 

menyebabkan manusia merasa aman dan tentram ketika mencapai keseimbangan 

antara kekuatan dalam yang ada pada dirinya, atau antara tuntutan jasmani jiwa dan 

rohani. Jadi kesehatan mental hal keadaan jiwa yang menyebabkan manusia merasa 

sesuai atau nyaman dengan dirinya dan dengan masyarakat di tempatnya berada.1 

Hakikat psikologi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: “kajian Islam yang 

berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia, agar secara sadar ia 

dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat.” Hakikat definisi tersebut mengandung tiga unsur pokok: 

 
14 Zulkarnain, “Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan” IAIN Syaikh 

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Vol. 10, no. 1 (2019). h. 22. 
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pertama, bahwa psikologi Islam merupakan salah satu dari kajian masalah-nasalah 

keIslaman. Kedua, bahwa psikologi Islam membicarakan aspek-aspek dan perilaku 

kejiwaan manusia. Aspek-aspek kejiwaan dalam Islam berupa al-ruh, al-nafs, al-qalb, 

alaql, al-dhamir, al-lubb, al-fu’ad, al-sirr, al-fithrah dan sebagainya. Ketiga, bahwa 

psikologi Islam bukan netral etik, melainkan sarat nilai etik. Psikologi Islam 

mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu merangsang kesadaran diri agar mampu 

membentuk kualitas diri yang lebih sempurna untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.15 

3. Teknik pengumpulan dan analisis data 

Skripsi ini menggunakan metode tahlili sehingga dalam menganalisis juga 

menggunakan langkah-langkah metode tafsir tahlili. Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Menerangkan hubungan munasabah, baik antar ayat maupun antar surah. 

b. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (asbab al-nuzul) 

c. Menganalisis kosa kata dan lafal dalam konteks bahasa Arab. 

d. Memaparkan kandungan ayat secara umum.  

e. Menerangkan unsur-unsur fasahah}, bayan dan i‘jaz-nya, bila dianggap perlu. 

f. Menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang dibahas. 

g. Menerangkan makna dan maksud syara’ yang terkandung dalam ayat yang   

bersangkutan. 

Metode tafsir tahlili di atas kemudian diadopsi ke dalam ilmu hadis menjadi 

metode hadis tahlili. Pengumpulan data dilakukan dengan metode takhrij al-hadis,1 

dimana penelitiannya bersifat deskriptif karena menjelaskan kualitas, keakuratan serta 

 
15  Zulkarnain, “Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan” IAIN Syaikh 

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Vol. 10, no. 1 (2019). h. 23. 
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analisis terhadap salah satu aspek dari hadis-hadis Nabi Saw. Adapun langkah-

langkahnya di antaranya: 

Mengumpulkan sanad, matan dan mukharrij hadis yang terkait dengan judul. 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka metode pengumpulan data dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mencari data atau informasi awal tentang hadis yang akan dikaji melalui 

berbagai kitab diantaranya sebagai berikut:  

1) Kitab Jami’ al-Sagir, yang dikarang oleh al-Hafiz Jalal al-Din Abu al-Fadl 

‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr Muhammad al-Khudairy al-Suyuti al-Syafi’i. 

Beliau meninggal pada 911 H.16 

2) Kitab Mu’jam al-Mufahras li al-alfaz al-Hadis al-Nabawi, yang dikarang oleh 

Arnold John Wensinck, beliau seorang orientalis dan guru besar bahasa arab 

di universitas Leiden. Beliau meninggal pada tahun 1938 M. Kitab ini 

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqy.1 

3) Kitab Tuhfatu al-Asyraf bi Ma’rifah al-Atraf, yang dikarang oleh Jamal al-Din 

Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zakki ‘Abd al-Rahman bin Yusuf al-Qadla’i al-

Kalbi al-Mizzi. Beliau lahir pada tahun 654 H dan wafat pada tanggal 12 Safar 

742 H.17 

4) Kitab Kanz al-‘Umal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al, yang dikarang oleh ‘Ali 

bin Hisyam al-Din ‘Abd al-Malik bin Qadhi Khan. Beliau lahir pada tahun 

885 H ada yang menyebut 888 H dan wafat pada tahun 975 H.1 

 
16Abu Muhammad ‘Abd al-Mahdi bin ‘Abd Qadir bin ‘Abd Hadi, Tarqu Takhrij Hadis 

Rasulullah saw, terj. S. Agil Munawwar dan Ahmad Rifqi Muchtar, Metode Takhrij Hadis (Cet.I; 
Semarang: Dina Utama, 1994), h. 18. 

17Abu Muhammad ‘Abd al-Mahdi bin ‘Abd al-Qadir bin ‘Abd al-Hadi, Tarqu Takhrij 
Hadis Rasulullah saw, h. 82. 
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5) Kitab Irwa al-Galil yang dikarang oleh Muhammad Nasr al-Din al-Albani. 

b. Menelusuri riwayat dengan mentakhrijkan hadis dari kitab-kitab sumber yang 

ditunjukkan.  

c. Mengumpulkan data yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan kritik sanad 

maupun yang berkaitan dengan kritik matan. Selain itu, diperlukan juga data 

yang berhubungan dengan interpretasi18, terhadap hadis tersebut seperti Kitab 

Fath al-Bariy bi Syarh Sahih al-Bukhari, karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Syarh 

Nawawi ‘ala Muslim, karya Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawi, Mirqat 

Syarah Musykat al-Masabih karya ‘Ali al-Qari, Faid al-Qadir Syarah al-Jami’Al-

Sagir karya ‘Abdu al-Rauf al-Manawi. 

Setelah data terkumpul, maka akan diinterpretasi dan dianalisis. 

a. Menjelaskan kualitas hadis yang akan diteliti baik dari segi sanad maupun matan 

apakah hadis tersebut sahih, hasan atau daif. 

b. Menganalisis kosa kata, frase atau syarh al-mufradat. 

c. Menerangkan hubungan antara hadis yang akan diteliti dengan ayat Al-Qur’an 

maupun hadis lain yang berkaitan. 

d. Menjelaskan sebab-sebab turunnya hadis (Asbab al-wurud). 

e. Menjelaskan kandungan hadis. 

f. Menguraikan hikmah yang dapat dipetik dari hadis. 

4.   Teknik Pengolahan Data 

 
18Interpretasi berasal dari bahasa latin;interpretatio artinya penjelasan atau keterangan. 

Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu, juga 
pengertian lainnya adalah Tafsran. Abd. Muin Salim, Mardan, Achmad Abu Bakar, Metodologi 
Penelitian Tafsir Maudu’i (Yogyakarta: Pustaka al-Zikra, 2011), h. 131. 
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Dalam proses pengolahan data, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu 

menerangkan data dalam bentuk uraian dan tidak dapat diwujudkan dalam bentuk 

angka-angka tapi berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan data 

tersebut. 

a. Metode deduktif yaitu bertolak dari data yang bersifat umum dalam membuat 

analisis, kemudian menarik simpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, 

penulis membaca literatur-literatur mengenai hadis yang berkaitan kemudian 

mencari pernyataan pernyataan yang khusus menyentuh pembahasan. 

b. Metode komparatif yaitu metode penyusunan dengan mengumpulkan beberapa 

pendapat yang didapat, kemudian penulis membandingkan pendapat ulama hadis 

dengan ulama yang telah ada sebelumnya. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang pengaruh seseorang di dalam kesehatan 

mental 

b. Untuk mengetahui kandungan hadis tentang kesehatan mental.  

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapakn dari penelitian ini adalah sebagi berikut: 

a. Kegunaan teoretis yaitu mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini, sedikit banyaknya akan menambah khazanah ilmu pengetahuan 

dalam kajian hadis dan menjadi sumbangsi bagi akademik, baik di masa sekarang 

maupun  di masa yang akan datang. 
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b. Kegunaan praktis yaitu untuk mengetahui pandangan hadis Nabi Saw, tentang 

kesehatan mental, selain itu untuk mengingatkan kepada seseorang bahwa betapa  

pentingnya menjaga kesehatan mental agar mendapat masa depan yang lebih 

cerah. 

 

 

  



 

1 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KESEHATAN MENTAL 

A. Pengertian Kesehatan Mental  

Kesehatan mental terdiri dari dua kata yakni kesehatan dan mental. Dalam 

Kamus Bahasa Indonesia kata sehat yang merupakan akar dari kata kesehatan, 

bermakna baik seluruh badan, bebas dari sakit (waras), sembuh dari sakit, dan baik 

dan normal (pikiran).1 Dari arti kata ini, dapat dikatakan bahwa sehat merupakan 

kondisi atau perasaan baik, baik jasmani maupun rohani.  

Istilah “kesehatan mental” sesungguhnya diambil dari konsep mental hygiene. 

Kata mental berasal dari bahasa Yunani. Maknanya sama dengan psyche dalam 

bahasa Latin yang berarti psikis, jiwa atau kejiwaan. Jadi istilah mental hygiene 

diterjemahkan sebagai kesehatan mental atau jiwa yang dinamis bukan statis karena 

hal ini menunjukkan adanya usaha peningkatan.1 

Dalam Bahasa Arab sehat sehat diungkapkan dengan kata al-s}ih}h}ah atau 

yang seakar dengannya yaitu keadaan baik, bebas dari penyakit dan kekurangan serta 

dalam keadaan normal.1 Rasulullah saw. sering menggunakan kata الصحة seperti dalam 

sabda beliau: 

عَنِ   أَبِيهِ،  عَنْ  هِنْدٍ،  أبَِِ  ابنُْ  هُوَ  سَعِيدٍ  بنُْ   ِ اللَّا عَبْدُ  نََ  أَخْبَََ بْرَاهِيَ، 
ِ
ا بنُْ   ُّ المكَّمِ ثنَاَ  ُ حَدا اللَّا رَضَِِ  عَبااسٍ  ابنِْ 

ا النااسِ:  مِنَ  كَثيٌِْ  فِيِهمَا  مَغْبُونٌ  نِعْمَتاَنِ   "  : َ وَسَلّا علَيَْهِ  اُلله  صَلَّا  النابِيُّ  قاَلَ  قاَلَ:  )رواه عَنُْْمَا،  وَالفَرَاغُ  ةُ  حا ِ لصم

 2البخاري(

Artinya: 

 
1Purwansyah Ariadi, Kesehatan mental dalam Perspektif Islam: Syifa’ Madika, Vol. 2 no. 3. 

Maret (2013): h. 119. 

2Muhammad bin Isma‘il Abu ‘Abdillah al-Bukhari al-Ja‘fi, Al-Jami‘ al-Musnad al-Sahih al-
Mukhtasar Min Umuri Rasulillah saw wa sinanihi wa Ayyamihi, Juz 8, (Cet. I; t.tp.: Dar Tuq al-Najah, 
1442 H), h. 88. 
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Telah menceritakan kepada kami al-Makki bin Ibrahim, telah mengabarkan 

kepada kami ‘Abdullah bin Sa‘id yaitu Ibnu Abu Hind dari Ayahnya dari Ibnu 

‘Abbas raliallahu ‘anhuma dia berkata; Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda: “Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia 

adalah kesehatan dan waktu luang.” (HR. Bukhari). 

Sehat seperti dinyatakan WHO (The World Health Organization) adalah suatu 

kondisi yang sempurna secara fisik, mental dan kesejahteraan social, di samping itu 

tidak ada penyakit atau kelemahan yang dimiliki.1 Dari uraian ini dapat disimpulkan 

bahwa sehat tidak hanya berkaitan dengan sehat secara psikis dan mencapai 

“kesejahteraan sosial.” 

Adapun kata mental sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

hal yang menyangkut batin; watak; yang bukan bersifat badan atau tenaga.3  

Zakiah Daradjat memberikan beberapa pengertian kesehatan mental. Terdapat 

lima pengertian yang disusun mulai dari yang bersifat khusus sampai yang bersifat 

umum. Adapun lima pengertian yang dikemukakan oleh Zakiah Daradjat sebagai 

berikut:1 

1. Seseorang dapat terhindar dari gangguan kejiwaan dan gejala-gejala penyakit 

jiwa. Sehingga definisi ini banyak dipahami oleh kalangan dokter jiwa yang 

memandang seseorang dari sehat atau sakitnya.  

2. Seseorang mampu menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan orang lain, 

masyarakat sampai pada lingkungan sekitar dan lingkungan di mana ia hidup. 

Definisi ini lebih luas dan umum karena bersifat menyeluruh dan mampu 

 
3Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), h. 1012. 
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dihubungkan dengan kehidupan bersosial sehingga dapat hidup yang tenang, 

tentram, bahagia di dalam kehidupan.  

3. Dapat hidup yang harmonis sehingga dapat mewujudkan kesanggupan dalam 

menghadapi problem yang bisa saja terjadi juga dapat terhindar dari rasa 

gelisah tekanan batin. Definisi ini dapat menunjukkan fungsi jiwa seperti 

pikiran, perasaan, pandangan, sikap dan keyakinan sehingga saling menunjang 

dan bekerjasama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, sehingga 

menjauhkan dari rasa keragu-raguan dan kebimbangan serta menghindari 

gelisah dan konflik batin.  

4. Meningkatkan pengetahuan dan sikap bertujuan untuk mengembangkan 

potensi, bakat dengan semaksimal mungkin, agar dapat membawa 

kebahagiaan diri dan orang lain, terhindar dari penyakit jiwa.  

Frank L.K. yang mengemukakan orang yang sehat mentalnya merupakan 

orang yang terus tumbuh dan berkembang, siap bertanggung jawab, mampu 

melakukan penyesuaian ikut berpartisipasi dalam memelihara aturan sosial dan 

tindakan budayanya. Pendapat lain dikemukakan oleh Musthafa Fahmi, bahwa 

kesehatan mental memiliki beberapa pengertian. Pertama, kesehatan jiwa yakni bebas 

dari gejala-gejala penyakit jiwa dan gangguan kejiwaan. Kedua, dari kesehatan jiwa: 

cara aktif, luas, lengkap tidak terbatas; berhubungan akan kemampuan seseorang 

dapat menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakat 

lingkungannya, demikian hal membawanya kepada kehidupan amanakan 

kegoncangan, penuh energi.4 

 
4Pasiska dkk, Menjaga Kesehatan Mental dengan Pendekatan Shalat: Analisis Sanad dan 

Matan Hadis, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 01, No. 02 Juli-Desember 2019, h. 230. 
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Menurut Jalaluddin, kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang 

senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman dan tentram, dan upaya untuk 

menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri 

secara resignasi (penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan). 1  Definisi lainnya 

muncul dari C. Maninger bahwa sehat mental merupakan penyesuaan manusia 

terhadap dunia lingkungannnya dan terhadap diri orang lain dengan keefektifan dan 

kebahagiaan yang maksimum.5 

Kementerian Kesehatan memberikan pengertian Kesehatan Mental yang baik 

adalah kondisi ketika batin seseorang berada dalam keadaan tenteram dan tenang. 

Sehingga memungkinkannya untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai 

orang lain di sekitarnya. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan 

kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup 

dan menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan 

mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, 

dan kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Penyakit 

mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat 

merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, tetapi juga dapat menurunkan 

prestasi di sekolah dan produktivitas kerja.1 

Badan kesehatan dunia PBBWHO mendefinisikan bahwa kesehatan mental 

dapat dimaknai sebagai suatu keadaan sejahtera dimana setiap individu menyadari 

potensi dirinya sendiri, sehingga dapat mengatasi tekanan yang normal dalam 

 
5 Rossi Delta Fitrianah, Keseimbangan Emosi dan Kesehatan Mental Manusia dalam 

Perspektif Psikologi Agama, Syi’ar, Vol. 18 No. 1 Januari-Juni 2018, h. 96. Hal ini sebagaimana 

dikutip dari Sutarjo Wiramiharja, Pengantar Psikologi Abnormal, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 

h. 9-10. 
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kehidupan, dapat bekerja secara produktif dan baik, dan mampu memberikan 

kontribusi untuk komunitasnya.6 

Dari berbagai definisi di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kesehatan 

mental adalah kondisi jiwa dan batin seseorang yang dapat menyesuaikan diri, 

mampu menghadapi setiap permasalahan yang menimpanya, serta terhindar dari 

gangguan kejiwaan, sehingga ia mampu melakukan interaksi sosial, mampu 

memaksimalkan potensi diri secara produktif untuk memberikan kontribusi kepada 

diri maupun masyarakat. 

B. Karakteristik Kesehatan Mental 

1. Ciri-ciri Mental yang Sehat 

Kesehatan Mental manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan external. 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti sifat, 

bakat, keturunan dan sebagainya. Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di 

luar diri seseorang seperti lingkungan, keluarga. Faktor luar lain yang berpengaruh 

seperti hukum, politik, sosial budaya, agama, pekerjaan dan sebagainya. Faktor 

eksternal yang baik dapat menjaga mental sehat seseorang, namun faktor external 

yang buruk/tidak baik dapat berpotensi menimbulkan mental tidak sehat. 

Berkaitan dengan ciri dan indikator kesehatan mental, terdapat banyak 

pandangan tentang hal ini. Marie Jahoda misalnya, sebagaimana dikutip Jaelani 

mengemukakan batasan yang cukup luas. Menurutn Marie Jahoda, kesehatan mental 

tidak hanya terbatas pada tidak adanya  gangguan kejiwaan dan penyakit. Akan 

tetapi, orang yang sehat mentalnya memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:1 

 
6Pasiska dkk, Menjaga Kesehatan Mental dengan Pendekatan Shalat: Analisis Sanad dan 

Matan Hadis, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 01, No. 02 Juli-Desember 2019, h. 230. 
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1. Sikap kepribadian yang baik terhadap diri sendiri. Dalam hal ini seseorang 

dapat mengenal diri sendiri dengan baik. 

2. Pertumbuhan, perkembangan, dan perwujudan diri yang baik. 

3. Integrasi diri yang meliputi keseimbangan mental, kesatuan pandangan, dan 

tahan terhadap tekanan-tekanan yang terjadi. 

4. Otonomi diri yang mencakup unsur-unsur pengatur kelakuan dari dalam atau 

kelakuan-kelakuan bebas. 

5. Persepsi mengenai realitas, bebas dari penyimpangan kebutuhan, serta 

memiliki empati dan kepekaan sosial. 

6. Kemampuan untuk menguasai lingkungan dan berintegrasi dengannya secara 

baik. 

Karakteristik mental yang sehat lainnya sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Purmansyah Ariadi adalah:7 

1. Terhindar dari Gangguan Jiwa  

Zakiyah Daradjat mengemukakan perbedaan antara gangguan jiwa (neurose) 

dengan penyakit jiwa (psikose), yaitu:  

a. Neurose masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, sebaliknya yang 

kena psikose tidak.  

b. Neurose kepribadiannya tidak jauh dari realitas dan masih hidup dalam 

alam kenyataan pada umumnya. sedangkan yang kena psikose 

kepribadiaannya dari segala segi (tanggapan, perasaan/emosi, dan 

dorongan-dorongan) sangat terganggu, tidak ada integritas, dan ia hidup 

jauh dari alam kenyataan.  

 
7 Purmansyah Ariadi, Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam, Syifa’MEDIKA, Vol. 3 

(No.2), Maret 2013, h. 121. 
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2. Penyesuaian diri  

Penyesuaian diri (self adjustment) merupakan proses untuk memperoleh/ 

memenuhi kebutuhan (needs satisfaction), dan mengatasi stres, konflik, frustasi, serta 

masalahmasalah tertentu dengan cara-cara tertentu. Seseorang dapat dikatakan 

memiliki penyesuaian diri yang normal apabila dia mampu memenuhi kebutuhan dan 

mengatasi masalahnya secara wajar, tidak merugikan diri sendiri dan lingkungannya, 

serta sesuai dengan norma agama.  

3. Pemanfaatan potensi maksimal  

Individu yang sehat mentalnya adalah yang mampu memanfaatkan potensi 

yang dimilikinya, dalam kegiatankegiatan yang positif dan konstruktif bagi 

pengembangan kualitas dirinya. pemanfaatan itu seperti dalam kegiatan-kegiatan 

belajar (dirumah, sekolah, atau dilingkungan masyarakat), bekerja, berorganisasi, 

pengembangan hobi, dan berolahraga.  

4. Tercapai kebahagiaan pribadi dan orang lain  

Orang yang sehat mentalnya menampilkan perilaku atau responresponnya 

terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya, memberikan dampak yang positif 

bagi dirinya dan atau orang lain. Segala aktivitasnya di tujukan untuk mencapai 

kebahagiaan pribadi dan kebahagiaan bersama. 

Adapun Utsman Najati, seorang pakar psikologi Islam mengutip beberapa 

pendapat ahli ilmu jiwa tentang indikator-indikator yang menunjukkan bahwa 

indikator seseorang telah mencapai kesehatan mental adalah adanya hubungan dirinya 

dengan beberapa nilai seperti kejujuran seseorang pada dirinya sendiri dan kepada 

orang lain, memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, bertanggung 

jawab dalam melalukan sesuatu yang ia kerjakan, berani mengaku siapa dirinya 
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sebenarnya, apa yang dia kehendaki dan ia sukai, serta mau mengakui mana hal-hal 

yang baik sekalipun tidak berasal darinya, sekaligus mau menerima hal baik tesebut 

tanpa bermaksud mengadaan pembelaan diri demi merusak hakikat kebenaran yang 

ada.1 

Adisty Wismani Putri dkk, menguraikan bahwa seseorang yang “sehat jiwa 

atau mental” mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:8  

1. Merasa senang terhadap dirinya serta  

a. Mampu menghadapi situasi  

b. Mampu mengatasi kekecewaan dalam hidup  

c. Puas dengan kehidupannya sehari-hari  

d. Mempunyai harga diri yang wajar  

e. Menilai dirinya secara realistis, tidak berlebihan dan tidak pula 

merendahkan  

2. Merasa nyaman berhubungan dengan orang lain serta  

a. Mampu mencintai orang lain  

b. Mempunyai hubungan pribadi yang tetap  

c. Dapat menghargai pendapat orang lain yang berbeda  

d. Merasa bagian dari suatu kelompok  

e. Tidak “mengakali” orang lain dan juga tidak membiarkan orang lain 

“mengakali” dirinya. 

3. Mampu memenuhi tuntutan hidup serta  

a. Menetapkan tujuan hidup yang realistis  

 
8 Adisty Wismani Putri dkk, Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, dan 

Keterbukaan Masyarakat terhadap Gangguan Kesehatan Mental), Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 2, 
No. 2,  
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b. Mampu mengambil keputusan  

c. Mampu menerima tanggungjawab  

d. Mampu merancang masa depan  

e. Dapat menerima ide dan pengalaman baru 

b) Puas dengan pekerjaannya 

2. Ciri-ciri Mental yang tidak Sehat 

Mental yang sakit dari aspek psikis, sosial, moral religius dan dari aspek 

kesehatan fisik, memiliki ciri yang berkebalikan arah dengan karakteristik mental 

sehat. Secara sosial misalnya, Seseorang yang gagal dalam beradaptasi secara positif 

dengan lingkungannya dikatakan mengalami gangguan mental. Proses adaptif ini 

berbeda dengan penyesuaian sosial, karena adaptif lebih aktif dan didasarkan atas 

kemampuan pribadi sekaligus melihat konteks sosialnya.  

Gangguan mental, sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Scott, meliputi 

beberapa hal sebagai berikut:1 

1. Salah dalam penyesuaian sosial, orang yang mengalami gangguan mental 

perilakunya bertentangan dengan kelompok dimana dia ada. 

2. Ketidak bahagiaan secara subyektif 

3. Kegagalan beradaptasi dengan lingkungan 

4. Sebagian penderita gangguan mental menerima pengobatan psikiatris dirumah 

sakit, namun ada sebagian yang tidak mendapat pengobatan tersebut. 

Gangguan mental dapat dikatakan sebagai perilaku abnormal atau perilaku 

yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Perilaku tersebut 

dapat berupa pikiran, perasaan maupun tindakan. Stress, depresi dan alkoholik 

tergolong sebagai gangguan mental karena adanya penyimpangan. Dari uraian ini 
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disimpulkan bahwa gangguan mental memiliki titik kunci yaitu menurunnya fungsi 

mental yang berpengaruh pada ketidak wajaran dalam berperilaku. 

Ciri-ciri mental yang tidak sehat lainnya adalah:9 

1. Perasaan tidak nyaman (inadequacy) 

2. Perasaan tidak aman (insecurity) 

3. Kurang memiliki rasa percaya diri (self-confidence) 

4. Kurang memahami diri (self-understanding) 

5. Kurang mendapat kepuasan dalam berhubungan sosial 

6. Ketidakmatangan emosi 

7. Kepribadiannya terganggu 

C. Kesehatan Mental dalam Perspektif Agama Islam 

1. Dalam pandangan al-Qur’an 

Ajaran Islam menekankan kepada umatnya betapa penting arti kesehatan 

dalam hidup. Tuntutan ajaran Islam amat kaya dengan kesehatan. Dengan kesehatan 

akan melahirkan berbagai aktifitas untuk menjaga dan memelihara kebersihan dan 

mencegah terjadinya penyakit. Dadang Hawari mengemukakan beberapa penyakit 

mental yang disebabkan oleh seseorang jauh dari Al-Qur’an diantaranya sebagai 

berikut: riya’ yaitu bertingkah laku karena ingin dipuji dan diperhatikan orang lain; 

h}asad dan dengki atau iri hati; rakus (berlebih-lebihan dalam makan); waswas 

merupakan bisikan hati, akan nafsu dan kelezatan; ingkar janji; membicarakan 

kejelekan orang lain (gibah); sangat marah (syiddat al-gad}ab), cinta dunia (h}ub al-

dunya); cinta harta (h}ub al-ma>l); kebakhilan (pelit); cinta pada kedudukan atau 

pangkat (h}ubb al-jah); kesombongan (kibr) atau bangga (‘ujub).1 

 
9Purmansyah Ariadi, Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam, Syifa’ MEDIKA, Vol. 3 

(No.2), Maret 2013, h. 122. 
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Dalam penelitiannya, Samain mengemukakan bahwa ayat-ayat Al-Qur’an 

yang berhubungan dengan konsep kesehatan mental adalah sebagai berikut:  

Pertama: ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan 

dirinya serta pengembangan dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk amr ma‘ruf 

wa nahi  munkar atau sebaliknya mengutamakan hawa nafsu yang ada pada dirinya . 

Firman Allah swt. dalam QS Ali ‘Imran/3: 110: 

عَنِ  وَتَنْهَوْنَ  مَعْرُوفِ 
ْ
بِال مُرُونَ 

ْ
تَأ اسِ  لِلنَّ خْرِجَتْ 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ خَيْرَ  نْتُمْ 

ُ
ك

مِنْهُمُ   هُمْ 
َ
ل خَيْرًا  كَانَ 

َ
ل كِتَابِ 

ْ
ال  

ُ
هْل

َ
أ آمَنَ  وْ 

َ
وَل  ِ بِاللََّّ وَتُؤْمِنُونَ  رِ 

َ
مُنْك

ْ
ال

فَاسِقُونَ 
ْ
ثَرُهُمُ ال

ْ
ك
َ
مُؤْمِنُونَ وَأ

ْ
 ال

Terjemahnya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik.10 

Menurut Quraish Shihab, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah kalian, 

sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia jika kalian semua menunaikan 

syarat-syarat-Nya, dan beriman kepada Allah, yang dilahirkan untuk syarat yang telah 

Allah tetapkan. Jadi penafsiran ayat tersebut adalah “kalian sebaik- baiknya umat 

yang memerintahkan manusia kepada yang ma’ruf, melarang manusia yang munkar 

manusai pada zaman kalian.  

Kedua: Ayat Al-Qur’an tentang kesehatan mental yang diterapkan dalam 

kesabaran dalam menghadapi cobaan, Allah QS. al-Baqarah/2: 155: 

نْفُسِ  
َ
أ
ْ
وَال مْوَالِ 

َ
أ
ْ
ال مِنَ  وَنَقْصٍ  جوُعِ 

ْ
وَال خوَْفِ 

ْ
ال مِنَ  بِشَيْءٍ  مْ 

ُ
وَنَّك

ُ
نَبْل

َ
وَل

ابِرِينَ  رِ الصَّ  وَالثَّمَرَاتِ وَبَش ِ
 

10 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012). h. 29. 
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Terjemahnya: 

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang sabar.1 

Ayat tersebut, penggunakan lafadz “walanabluwannakum” adalah 

menyatakan kesungguhan. Allah swt. dengan tegas menyatakan bahwa pasti akan 

menguji manusia. Ujian bagi manusia seringkali terasa dalam bentuk kesempitan, 

kesulitan, keberatan sebagaimana yang tersurat dalam ayat di atas; bahwa ujian yang 

akan diberikan Allah adalah ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa serta buah-

buahan. Semua yang diujikan kepada manusia adalah kebutuhan manusia yang bisa 

membuat manusia merasa dalam keadaan sulit dan putus asa. Karena Allah swt. pasti 

akan menguji hamba-Nya, maka dalam menghadapi ujian dan menghadapi kesulitan, 

perlu kesabaran, sebagaimana Allah mengingatkan untuk menjadikan sabar dan shalat 

sebagai penolongmu (QS al-Baqarah/2: 153). Pada umumnya sabar sering diartikan 

sebagai keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dan kesulitan, serta keuletan 

menghadapi cita-cita. 

Ketiga: Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan habl min Allah, manusia 

mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan ibadah kepada Allah atau 

sebelumnya mengingkarinya. Firman Allah swt. dalam QS al-Zariyat/51: 56.  

ا لِيَعْبُدُونِ 
َّ
سَ إِل

ْ
إِن
ْ
نَّ وَال جِ

ْ
قْتُ ال

َ
 وَمَا خَل

Terjemahnya: 

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku.11 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas menggunakan persona 

pertama (Aku) dan sebelumnya menggunakan persona ketiga (Dia/Allah), ini 

bertujuan bukan menekankan pesan yang dikandungnya tetapi mengisaratkan bahwa 

 
11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 523. 
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perbuatan Allah melibatkan Malaikat dan sebab-sebabnya, yaitu karena penekanan 

beribadah kepada Allah semata-mata. Ayat ini didahului kata al-jinn dari kata al-ins 

(manusia), karena memang jin lebih dulu diciptakan Allah dari pada manusia. Huruf 

lam pada li ya‘budu>n berarti agar mereka beribadah atau agar Allah disembah.  

Keempat: Ayat Al-Qur’an tentang motivasi, QS al-Syarh}/94: 6. 

عُسْرِ يُسْرًا إ
ْ
 ِنَِّ مَعَ ال

Terjemahnya: 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.1 

Terdapat dua ayat yang diulangi pada ayat di atas yakni “bersama kesulitan 

ada kemudahan.” Ayat ini memberi spirit agar setiap manusia mau merenungkan 

dengan serius bahwa kesulitan, kesengsaraan, kemalangan, dan kesakitan merupakan 

pintu untuk memasuki rahasia dan hakikat kemudahan, kebahagiaan, dan kedamaian. 

Dengan kecerdasan ini seseorang dapat mudah mengetahui dan memahami hakikat 

dari setiap tantangan dan kesulitan. Sehingga, ia senantiasa memiliki spirit untuk 

selalu mencari jalan dan celah-celah agar dapat menembus esensi tantangan, 

kesulitan, dan penderitaan itu melalui perjuangan hidup di dunia ini dan dapat pula 

dalam arti satu kemudahan di dunia dan satu lainnya di akhirat. 

Kelima: Ayat tentang ketenangan dan ketentraman jiwa, Firman Allah swt. 

dalam QS al-Ra‘d/13: 28. 

تَطْمَئِنُّ    ِ اللََّّ رِ 
ْ
بِذِك ا 

َ
ل
َ
أ  ِ اللََّّ رِ 

ْ
بِذِك وبُهُمْ 

ُ
قُل وَتَطْمَئِنُّ  آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال

وبُ 
ُ
قُل
ْ
 ال

Terjemahnya: 

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram.12 

 
12Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 252. 
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M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata zikr, pada mulanya mengucapakan 

dengan lidah dan berkembang menjadi “mengingat”. Dalam ayat di atas dipahami arti 

menyebut nama Allah yang agung. Konteks ayat ini adalah tentang zikrullah yang 

melahirkan ketentraman hati yang mencakup keangungan, larangan dan perintah, dan 

Allah sebagai penolong dan pelindung. 

2. Dalam Pandangan Hadis  

Setelah melihat beberapa ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang 

kesehatan mental, selanjutnya penulis mengajak para pembaca untuk melihat juga 

kajian kesehatan mental berdasarkan hadis. Beberapa hal penting yang diajarkan oleh 

rasulullah saw. tentang kesehatan mental adalah sebagai berikut: 

a. Perasaan aman  

ثنَاَ مَرْوَانُ بنُْ مُعَاوِيةََ، قاَلَ  ، قاَلَ: حَدا ، وَمَحْمُودُ بنُْ خِدَاشٍ البَغْدَادِيُّ رُو بْنُ مَالٍِِ ثنَاَ عََْ حْمَنِ  حَدا ثنََا عَبْدُ الرا : حَدا

لَهُ  وَكَانتَْ  أَبِيهِ،  عَنْ   ، ِ الخطَْمِيم مِحْصَنٍ  بنِْ  اِلله  عُبَيْدِ  بنِْ  سَلمََةَ  عَنْ   ، الَْنصَْارِيُّ يْلَََ  شَُُ أَبِِ  قاَلَ بنُْ  قاَلَ:  بَةٌ،  صُُْ  

بِهِ مُعَافًً فِِ جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُ  : مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ أ مِناً فِِ سِِْ َ ُ علَيَْهِ وَسَلّا امَا حِيَزتْ رَسُولُ اِلله صَلَّا اللَّا وتُ يوَْمِهِ فكََََن

نيَْا. )رواه الترمذي(  1لَهُ الدُّ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Malik dan Mahmud bin Khidasi al-
Baghdadi keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan bin 
Muawiyah telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Abu Syumailah 
al-Ansari dari Salamah bin ‘Ubaidillah bin Mihsan al-Khatmi dari bapaknya 
yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam dia berkata: 
Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa di antara kalian 
di pagi hari aman ditengah-tengah keluarganya, sehat jasmaninya, memiliki 
kebutuhan pokok untuk sehari-harinya, maka seakan akan dunia telah 
dikumpulkan untuknya.” (HR. al-Tirmizi). 

b. Bergantung pada diri sendiri 
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ثوَْباَ  عَنْ  العَْالِيَةِ  أَبِِ  عَنْ  عاَصٍِِ  عَنْ  شُعْبَةُ  ثنَاَ  حَدا أَبِِ  ثنَاَ  حَدا مُعَاذٍ  بنُْ   ِ اللَّا عُبَيْدُ  ثنَاَ  مَوْلََ  حَدا ثوَْبَانُ  وَكَانَ  قاَلَ  نَ 

يكَْفُلُ  مَنْ   َ وَسَلّا علَيَْهِ   ُ اللَّا صَلَّا   ِ اللَّا رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ   َ وَسَلّا علَيَْهِ   ُ اللَّا صَلَّا   ِ اللَّا النااسَ   رَسُولِ  يسَْألََ  لَ  أَنْ  لِي 

 13شَيْئاً وَأَتكََفالُ لَهُ بِالجَْناةِ فقَاَلَ ثوَْبَانُ أَنََ فكَََنَ لَ يسَْألَُ أَحَدًا شَيْئاً )رواه أ بو داود( 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Mu‘az, telah menceritakan 
kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada Kami Syu‘bah dari ‘Asim dari 
Abu al-‘Aliyah dari Sauban mantan budak Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa 
sallam, ia berkata; Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapakah 
yang menjamin untukku untuk tidak meminta-minta sesuatupun kepada orang 
lain, dan aku menjaminnya masuk surga? Sauban berkata; saya! Dan Sauban 
tidak pernah meminta sesuatupun kepada orang lain. (HR. Abu Dawud). 

c. Percaya diri dan berani mengutarakan pendapat  

رِو  عََْ عَنْ  الَْْعََْشِ،  عَنِ  مُعَاوِيةََ،  وَأَبوُ   ، نمَُيٍْْ بنُْ   ِ اللَّا عَبْدُ  ثنَاَ  حَدا قاَلَ:  كُرَيبٍْ  أَبوُ  ثنَاَ  عَنْ    حَدا ةَ،  مُرا أَبِِ  بنِْ 

قِرْ أَحَدُكُُْ نفَْ  : لَ يََْ َ ِ صَلَّا اُلله علَيَْهِ وَسَلّا قاَلَ رَسُولُ اللَّا ، عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ، قاَلَ:  سَهُ« ، قاَلوُا: يََ رَسُولَ البَْخْتَرِيمِ

ِ علَيَْهِ فِيهِ مَقاَلٌ، ثُُا لَ يقَُولُ فِيهِ، فَ  قِرُ أَحَدُنََ نفَْسَهُ؟ قاَلَ: " يرََى أَمْرًا لِلَّا ِ كَيْفَ يََْ ُ عَزا وَجَلا لَهُ يوَْمَ اللَّا يَقُولُ اللَّا

يَ كُنْتَ أَحَقا  يَا
ِ
يَةُ النااسِ، فيََقُولُ: فاَ شََ )رواه ابن    القِْياَمَةِ: مَا مَنعََكَ أَنْ تقَُولَ فِِ كَذَا وَكَذَا؟ فيََقُولُ: خَش ْ أَنْ تََْ

 1ماجه( 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami 
‘Abdullah bin Numair dan Abu Mu‘awiyah dari al-A‘masy dari ‘Amru bin 
Murrah dari Abu al-Bahtari dari Abu Sa‘id dia berkata, "Rasulullah sallallh 
‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah salah seorang mencela dirinya sendiri.” 
Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencela dirinya 
sendiri?” Beliau menjawab: “Dia melihat perkara Allah diperbincangkan, lalu 
dia tidak mengatakan (pembelaan) kepadanya, maka Allah ‘azza wajalla akan 
berkata kepadanya kelak di hari Kiamat; 'Apa yang mencegahmu untuk 
mengatakan begini dan begini! Lalu ia menjawab, “Saya takut terhadap 
manusia”. Maka Allah pun berfirman: “Aku lebih berhak untuk kamu takuti." 
(HR. Ibnu Majah). 
 
 
 

d. Rasa tanggung jawab 

 
13Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‘as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amr al-Azdi al-

Sijistani, Sunan Abu Dawud, Juz 2, (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.th.), h. 121. 
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عَبْدِ   عَنْ   ِ اللَّا عَبْدِ  بنُْ  سَالِمُ  نِِ  أَخْبَََ قاَلَ  هْريِمِ  الزُّ عَنْ  شُعَيْبٌ  نََ  أَخْبَََ اليَْمَانِ  أَبوُ  ثنَاَ  ُ حَدا اللَّا رَضَِِ  رَ  عََُ بنِْ   ِ اللَّا

رَعِياتِ  عَنْ  ئوُلٌ  وَمَس ْ رَاعٍ  كُُُّكُمْ  يقَُولُ   َ وَسَلّا علَيَْهِ   ُ اللَّا صَلَّا   ِ اللَّا رَسُولَ  عَ  سََِ اهُ  أَن ئوُلٌ  عَنُْْمَا  مَس ْ وَهُوَ  رَاعٍ  مَامُ 
ِ
فاَلْ هِ 

ا رَاعِيَةٌ  ئوُلٌ عَنْ رَعِياتِهِ وَالمَْرْأَةُ فِِ بيَْتِ زَوْجَِِ جُلُ فِِ أَهْلِِِ رَاعٍ وَهُوَ مَس ْ ئوُلٌََ عَنْ رَعِياتِِاَ  عَنْ رَعِياتِهِ وَالرا  وَهَِِ مَس ْ

ئوُلٌ عَنْ رَعِياتِهِ )رواه البخاري( دِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَس ْ يمِ  14وَالخَْادِمُ فِِ مَالِ س َ

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada 
kami Syu‘aib berkata, dari al-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim 
bin ‘Abdullah dari ‘Abdullah bin ‘Umar radiallahu ‘anhuma bahwa dia 
mendengar Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wasallam telah bersabda: "Setiap 
kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung 
jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah pemimpin yang 
akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam 
keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas 
keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga 
suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga 
tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan 
akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut”. 
(HR. al-Bukhari). 

e. Ridha menerima takdir 

هُرَ  أَبِِ  عَنْ  الحَْسَنِ  عَنِ  طَارِقٍ  أَبِِ  عَنْ  سُليَْمَانَ  ابنَْ  يعَْنِِ  جَعْفَرٌ  ثنَاَ  حَدا اقِ  زا الرا عَبْدُ  ثنَاَ  رَسُولُ حَدا قاَلَ  قاَلَ  يْرَةَ 

مِمُهنُا مَ  نا أَوْ يعَُل سَ خِصَالٍ فيَعَْمَلُ بِِِ تِِ خََْ َ مَنْ يأَخُْذُ مِنْ أُما ُ علَيَْهِ وَسَلّا ِ صَلَّا اللَّا نا قاَلَ قلُْتُ أَنََ يََ اللَّا نْ يعَْمَلُ بِِِ

بِ  وَارْضَ  النااسِ  أَعْبَدَ  تكَُنْ  المَْحَارِمَ  اتاقِ  قاَلَ  ثُُا  فِيهاَ  هُنا  فعََدا بِيَدِي  فأَخََذَ  قاَلَ   ِ اللَّا تكَُنْ  رَسُولَ  لََِ   ُ اللَّا قسََمَ  مَا 

بُّ لِنَفْسِكَ تكَُنْ مُسْلِمًا وَلَ   لََ جَارِكَ تكَُنْ مُؤْمِناً وَأَحِبا لِلنااسِ مَا تُُِ
ِ
نا أَغْنََ النااسِ وَأَحْسِنْ ا

ِ
حِكَ فاَ تكُْثِِْ الضا

حِكِ تمُِيتُ القْلَْبَ )رواه أ حمد(  ةَ الضا  1كَثَِْ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzaq telah menceritakan kepada 
kami Ja‘far -yaitu Ibnu Sulaiman- dari Abu Tariq dari al-Hasan dari Abu 
Hurairah, dia berkata; Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam Bersabda: 
"Siapakah dari umatku yang ingin mengambil lima perkara lalu 
mengamalkannya, atau mengajarkannya bagi yang ingin mengamalkannya?” 
Abu Hurairah berkata; Maka akupun berkata; "Aku wahai Rasulullah,” Abu 
Hurairah berkata; Lalu Rasulullah menarik tanganku dan menghitung lima 
perkara tersebut di tanganku, kemudian Bersabda: “Waspadailah terhadap hal 

 
14Muhammad bin Isma‘il Abu ‘Abdillah al-Bukhari al-Ja‘fi, Al-Jami‘ al-Musnad al-Sahih al-

Mukhtasar Min Umuri Rasulillah saw wa sinanihi wa Ayyamihi, Juz 3, (Cet. I; t.tp.: Dar Tuq al-Najah, 
1442 H), h. 120. 
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hal yang haram maka kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah, dan 
ridhailah apa yang telah Allah bagikan untukmu maka kamu akan menjadi 
manusia paling kaya, dan berbuat baiklah kepada tetangga maka kamu akan 
menjadi beriman, dan senangilah untuk manusia apa yang kamu senangi untuk 
dirimu maka kamu akan menjadi muslim (yang baik), dan jangan banyak 
tertawa karena banyak tertawa dapat mematikan hati.” (HR. Ah}mad). 

f. Sifat sabar 

رٌو، عَنْ عاَصٍِِ، عَنْ مَحْمُودِ  نِِ عََْ اعِيلُ بنُْ جَعْفَرٍ، أَخْبَََ سََْ
ِ
نََ ا ثنَاَ سُليَْمَانُ بنُْ دَاوُدَ، أَخْبَََ النابِيا  بنِْ لبَِيدٍ، أَنا  حَدا

جَزِ  وَمَنْ   ، بَُْ الصا فلََُِ   ، صَبَََ فمََنْ   ، ابتَْلَاهُُْ قوَْمًا  اُلله  أَحَبا  ذَا 
ِ
ا قاَلَ:   َ وَسَلّا علَيَْهِ  اُلله  )رواه  صَلَّا  الجَْزَعُ  فلََُِ  عَ 

 15أ حمد( 

Artinya: 

Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Dawud telah mengkhabarkan kepada 
kami Isma‘il bin Ja‘far telah mengkhabarkan kepada kami ‘Amru dari ‘Asim 
dari Mahmud bin Labid bahwa Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
“Sesunggunya Allah 'azza wajalla bila menyintai suatu kaum, Ia menguji 
mereka maka barangsiapa yang bersabar maka baginya kesabaran dan 
barangsiapa yang berkeluh kesah maka baginya keluh kesah. (HR. Ahmad). 

g. Menunaikan pekerjaan secara efektif dan sempurna 

مُصْعَبِ بنِْ ثََبِتٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَ  ، عَنْ  ِيمِ دُ قاَلَ: نَ مُصْعَبٌ قاَلَ: نَ بشُِْْ بنُْ السَّا ثنَاَ أَحْمَ ةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدا

ذَا عََِلَ 
ِ
بُّ ا َ عَزا وَجَلا يَُِ نا اللَّا

ِ
َ قاَلَ: »ا ِ صَلَّا اُلله علَيَْهِ وَسَلّا لًا أَنْ يتُْقِنهَُ«  عَنْ عاَئشَِةَ، أَنا رَسُولَ اللَّا  أَحَدُكُُْ عَََ

 1)رواه الطبَانِ(

Artinya:  

Telah bercerita kepada kami Ahmad, ia berkata telah menceritakan kepada kami 
Mus‘ab, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin al-Sari, dari Mus‘ab  bin 
Sabit, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari bapaknya, dari ‘A’isyah bahwa Nabi 
s}allalla>hu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesunggunya Allah ‘azza wajalla 
mencintai seseorang di antara kalian jika mengerjakan sebuah pekerjaan, maka ia 
menyempurnakannya.” (HR. Ahmad). 

h. Memperhatikan kesehatan fisik (menjadi muslim yang kuat) 

ثنَاَ أَبوُ بكَْرِ بنُْ أَبِِ شَيْبَةَ، وَابنُْ   دِ بنِْ  حَدا دْريِسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بنِْ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَما
ِ
ثنَاَ عَبْدُ اِلله بنُْ ا ، قاَلَ: حَدا نمَُيٍْْ

«  : َ وَسَلّا علَيَْهِ  اُلله  صَلَّا  اِلله  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  هُرَيْرَةَ،  أَبِِ  عَنْ  الَْْعْرَجِ،  عَنِ  حَباانَ،  بنِْ  يََ  ، يََْ القْوَِيُّ §المُْؤْمِنُ 

 
15 Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, 

Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 39, (Cet. I; t.tp.: Mu’assasah al-Risalah, 2001 M/1421 H), h. 
49. 
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تعَِنْ بِاللهِ  عِيفِ، وَفِِ كُمٍ خَيٌْْ احْرِصْ علَََّ مَا ينَْفَعُكَ، وَاس ْ لََ اِلله مِنَ المُْؤْمِنِ الضا
ِ
 وَلَ تعَْجَزْ......  خَيٌْْ وَأَحَبُّ ا

 16)رواه مسلّ(

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair 
mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Idris 
dari Rabi‘ah bin ‘Usman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari al-A‘raj 
dari Abu Hurairah dia berkata; “Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: 'Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah 
swt. daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang 
terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna 
bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan janganlah 
kamu menjadi orang yang lemah…… (HR. Muslim). 

Untuk mendidik mental dengan sifat-sifat di atas, Rasulullah saw. 

memberikan cara serta kuncinya yakni dengan menjelaskan tentang pentingnya 

membenahi “sisi dalam” dirinya, yaitu hati. Beliau bersabda: 

فِِ   نا 
ِ
وَا وَهَِِ  ......أَلَ  أَلَ  كُُُّهُ،  الجسََدُ  فسََدَ  فسََدَتْ  ذَا 

ِ
وَا كُُُّهُ،  الجسََدُ  صَلحََ  صَلحََتْ  ذَا 

ِ
ا مُضْغَةً:  الجسََدِ 

 1القلَْبُ...... )رواه البخاري ومسلّ( 

Artinya: 

Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka 
baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. 
Ketahuilah, ia adalah hati". (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

3. Dalam Pandangan Ilmu Tasawuf 

a. Hubungan Kesehatan Mental dengan Ilmu Tasawuf 

Kesehatan mental dan ilmu tasawwuf merupakan dua titik persoalan yang 

tidak bisa dipisahkan. Adapun titik temu antara kesehatan mental dan tasawuf 

sesungguhnya dapat dilihat dari makna kesehatan mental itu sendiri. Kajian tentang 

kesehatan mental dalam pandangan Islam sebenarnya ajaran tasawuf itu sendiri. 

Kesehatan mental yang biasa diartikan sebagai terbentuknya individu yang terhindar 

dari gangguan dan penyakit kejiwaan, merupakan hal yang sangat mudah ditemukan 

 
16Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Al-Musnad al-Sahih bi 

Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ila Rasulilah saw, Juz 4, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th.), h. 2052. 
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dalam kehidupan kaum sufi. Ketika ajaran tasawuf dimaknai sebagai proses 

penyucian jiwa. Kondisi mental yang sehat akan sangat sulit diwujudkan apabila jiwa 

seseorang kotor. Seseorang yang ingin memperoleh kesehatan mental, sementara 

dirinya banyak berlumuran dosa, maka ia harus menempuh jalan penyucian jiwa atau 

dalam Bahasa tasawwuf tazkiyah al-nafs. Bersihkan jiwanya dari seluruh dosa dan  

perbuatan buruk merupakan jalan untuk memperoleh kesehatan mental.  

Yoana Bela Pradityas, sebagaimana dikutip dari Amin Syukur, 

mengemukakan bahwa penyebab utama manusia mengalami gangguan dan  penyakit 

kejiwaan dalam pandangan tasawuf adalah adanya kekosongan spiritual. Pola hidup 

konsumtifisme dan individualisme yang semakin menggejala dan merajalela di 

banyak dunia modern. Manusia yang mengalami kehampaan spiritual, menyebabkan 

munculnya gangguan kejiwaan, seperti galau dan stres. Penyakit ini pada umumnya 

sangat sukar disembuhkan melalui penyembuhan medis. Sebab pastinya penyakit 

batin hanya dapat disembuhkan dengan metode rohaniah ataupun dengan pengobatan 

sufistik, dalam hal ini tasawuf.17 

Dengan ajaran tasawuf, yakni melalui dorongan peningkatan, akan 

memotivasi manusia dalam memelihara diri serta tidak akan menelantarkan 

kebutuhan-kebutuhan spiritualitasnya. Hubungan pengalaman spiritual yang 

dirasakan oleh sufi juga akan menjadi pengobat, penyegar dan pembersih jiwa yang 

ada dalam diri manusia. Dengan jiwa bersih dan segar inilah yang akan memperoleh 

kesehatan jiwa dan kestabilan mental, keharmonisan diri dan pastinya terpelihara dari 

gangguan dan penyakit-penyakit mental.   

 
17Yoana Bela Pradityas dkk, Maqamat Tasawuf dan Terapi Kesehatan Mental; Studi 

Pemikiran Amin Syukur, Religia, Vol. 18 No. 2, Oktober 2015, h. 189. Lihat juga Amin Syukur, 
Sufi Healing; Terapi dengan Metode Tasawuf, (Jakarta: Erlangga, 2012). h. 37.  
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2. Manfaat Tasawuf bagi Kesehatan Mental 

Sebelum lebih lanjut berbicara tentang manfaat tasawuf bagi kesehatan 

mental, penulis terlebih dahulu mengemukakan tujuan tasawuf itu sendiri. Adapun 

tujuan ilmu tasawuf yaitu meluruskan jiwa, mengendalikan kehendak, yang membuat 

manusia hanya konsisten terhadap keluhuran moral. Khanafi menguraikan bahwa 

tujuan tasawuf anatara lain adalah mengarahkan dan membimbing kejiwaan kearah 

jiwa yang bersih, sehat dan sempurna.  Inilah  yang  disebut dengan tazkiyah al-nafs. 

Selain tujuan tersebut, tujuan tasawuf lainnya,  adalah: 1  pertama, memperoleh 

hubungan yang dekat dengan Allah swt. (taqarrub ila Allah); Kedua, tercapaikanya 

sikap mental yang melahirkan karakter kepribadian yang luhur dan bijaksana 

(takhalluq bi al-akhlaq al-karimah);  Ketiga, diperolehnya keyakinan yang bulat atas 

keimanan dan ke-Islam-an   sehingga tidak tergoyahkan oleh suasana apapun 

(pencapaian ilmu hakiki). Keempat, memperoleh jalan menuju kebahagiaan sejati di 

dunia dan akherat. Inilah yang hendak dituju semua manusia, yaitu kebahagiaan 

sejati. 

Dengan memahami tujuan di atas, selanjutnya dibutuhkan sebuah metode 

tujuan tersebut. Mustafa Zahri—sebagaimana dikutip oleh Zamzami Sabiq—

mengemukakan bahwa metode dan fase-fase yang harus dilalui untuk mencapai 

pengisian diri menuju jiwa yang sehat adalah melalui metode takhalli (membersihkan 

diri dari sifat-sifat tercela), selanjutnya dengan metode tahalli (mengisi diri dengan 

sifat-sifat yang terpuji), dan yang terakhir dengan metode tajalli (memperoleh 

kenyataan Tuhan).18 Pendapat Mustafa Zahri sejalan dengan pandangan Amin Syukur 

 
18 Zamzami Sabiq, Konseling Sufistik; Harmonisasi Psikologi dan Tasawuf dalam 

Mewujudkan Kesehatan Mental, ’Anil Islam, Vol. 9. Nomor 2, Desember 2016, h. 349. Lihat juga 
Mustafa Zahri, Kunci Memahami Ilmu Tasawuf, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h. 65.  
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yang menyatakan dalam tasawuf lewat amalan dan latihan kerohanian yang beratlah, 

maka hawa nafsu manusia akan dapat dikuasai sepenuhnya. Adapun system 

pembinaan dan latihan tersebut adalah melalui jenjang takhalli, tahalli dan tajalli. 

Proses mulai dari takhalli berlanjut ke tahalli dan berakhir di tajalli ini bisa menjadi 

rangkaian metode yang dipergunakan dalam penerapan konseling sufistik. 

Tasawuf dengan ajaran-ajarannya merupakan terapi untuk menanggulangi 

pola hidup konsumtifisme, materialitisme, individualism dan macam-macam 

penyimpangan lain yang merupakan penyebab dari ketidaksehatan mental. Dari 

berbagai uraian di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa manfaat tasawuf 

secara khusus yang berkaitan dengan kesehatan mental atau jiwa manusia adalah 

membersihkan hati dalam berhubungan dengan Allah, mengembalikan manusia 

dalam kebeningan hati, serta membersihkan jiwa yang nantinya menyejukkan dan 

menentramkan jiwa yang nantinya akan berpengaruh pada aktifitas raga yang baik. 

Itulah manifestasi dari kesehatan mental yang dilahirkan oleh tasawuf. 1 

Hadirnya konsep sufistik dalam memberikan solusi yaitu dengan konsep 

takhalli, tah}alli dan tajalli menjadi aspirin bagi jiwa manusia. Melalui maqam 

taubah meluruskan jalan yang salah, maqam zuhud, mengubah gaya hidup, dan 

maqam ridha konsep diri untuk lebih mengenal hakikat dari seorang hamba yang 

harus rela dan cinta pada ketentuan dari yang Maha Kuasa.19 Demikian peranan dan 

manfaat tasawwuf dalam perbaikan mentas seseorang yang pada akhirnya melahirkan 

cita-cita kesehatan mental. 

D. Pengaruh Ritual Agama terhadap Kesehatan Mental  

 
19Oleh: Armyn Hasibuan, Peranan Ajaran Tasawuf dalam Pembinaan Kesehatan Mental, 

HIKMAH, Vol. VIII, No. 01 Januari 2014, h. 38.  
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Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai hubungan agama dengan 

kesehatan kesehatan mental. Tidak satu penelitian pun yang menunjukkan bahwa 

perilaku peribadatan, seperti hadir di tempat ibadah, sembahyang, membaca kitab 

suci, atau terlibat dalam ritual peribadatan tertentu memiliki efek negative.1   

Kepercayaan, keimanan dan praktek keagamaan mempunyai pengaruh yang 

sama terhadap kesehatan mental dan kesehatan fisik. Pada umumnya orang yang 

beragama lebih sehat daripada orang yang tidak beragama. Secara umum, kesalehan 

dan seringnya mengikuti kegiatan agama, baik sendirian maupun berjama’ah, 

berhubungan dengan kesehatan mental menjadi lebih baik. Sebuah penelitian 

menunjukkan bahwa sejumlah penduduk Amerika (sekitar 20-40 %) mengatakan 

bahwa agama merupakan salah satu faktor penting yang membantu mereka mengatasi 

situasi hidup yang penuh stress. Demikian pula tentang komitmen agama yang taat 

berkaitan dengan tingkat depresi yang lebih rendah, penyembuhan dari depresi yang 

lebih cepat, kesejahteraan dari moril yang lebih tinggi, harga diri yang lebih baik, 

locus control yang internal, perkawinan yang lebih bahagia, penyesuaian diri yang 

lebih cepat pada pasien yang menderita demensia atau kanker stadium terakhir.20 

Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pengunjung gereja atau sinagoge 

yang rajin, berkaitan dengan 40-50 % pengurangan resiko depresi, tingkat bunuh diri 

yang lebih rendah, dukungan social yang lebih tinggi; kebahagiaan, penyesuaian, dan 

kesejahteraan yang lebih besar, harga diri yang lebih tinggi, kepuasan hidup yang 

lebih tinggi; dan meramalkan perasaan yang positif dua belas tahun kemudian pada 

orang dewasa muda. Begitu pula kegiatan agama sendirian, seperti sembahyang dan 

membaca kitab suci, berkaitan dengan kesehatan yang lebih besar, kepuasan hidup 

 
20Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama; Sebuah Pengantar, Edisi Kedua, (Cet.I; Bandung: 

Mizan, 2021), h. 203-205. 
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yang lebih tinggi, kecemasan mati yang lebih rendah, dan tingkat alkoholisme dan 

penggunaan obat yang lebih rendah pula.1 

Diuraikan pula bahwa intervensi psikoterapis untuk mengatasi depresi dan 

axienty disorder yang mengintegrasikan agama dengan psikoterapi mempercepat 

penyembuhan lebih tinggi dari teknik psikoterapi sekuler. Persoalan ini akan penulis 

urai lebih banyak pada bab VI dari skripsi ini. 

Di Indonesia khususnya, kajian tentang berbagai bentuk ibadah telah banyak 

dilakukan. Dadang Hawari dalam bukunya Al-Qur’an Ilmu Kedokteran dan 

Kesehatan Jiwa telah berusaha menjelaskan dimensi kesehatan jiwa dalam Rikun 

Iman dan Rukun Islam. Dadang Hawari mengemukakan bahwa setiap rukun dalam 

Rukun Iman, memiliki dimensi psikologis tersendiri. Seperti iman kepada Allah swt. 

memberi rasa aman dan terlindung; iman kepada malaikat menumbuhkan sikap 

terkendali dan terkontrol, sebab salah satu ciri orang sehat jiwanya adalah orang yang 

pikiran dan perasaan serta perilakunya baik dan tidak melanggar hukum; iman kepada 

Nabi memberi contoh, teladan dan panutan; iman kepada kitab-kitab memberikan 

panduan norma halal dan haram, yang baik dan yang buruk, dan lain sebagainya; 

iman kepada hari kiamat memberikan keyakinan mengenai tanggung jawab dan rasa 

keadilan; iman kepada takdir membuat orang tidak akan mengalami frustasi dan 

stress, manusia berusaha tetapi Allah yang menentukan.21 

Mengenai Rukun Islam seperti shalat dan puasa misalnya Dadang Hawari 

menjelaskan bahwa shalat yang umat muslim laksanakan merupakan situasi dimana 

manusia melepaskan seluruh alam pikiran dan perasaannya dari semua urusan dunia 

yang membuat dirinya stress. Adapun puasa adalah latihan pengendalian diri, dan 

 
21Rifqi Rosyad, Pengaruh Agama terhadap Kesehatan Mental, Syifa al-Qulub, Vol. 1, No. 1, 

Juli 2016, h. 22-23.  
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orang yang sehat jiwanya adalah orang yang mampu menguasai diri dari dorongan-

dorongan yang datang, baik dari dalam diri maupun dari luar.1  

Dari uraian-uraian di atas, terlihat jelas bahwa betapa banyak sikap dan 

praktek keberagamaan mempengaruhi tumbuhkembangnya kesehatan bagi individu-

individu pengamalnya. Oleh karena itu, agama mestinya mendapat porsi perhatian 

yang lebih tinggi guna menekan laju perkembangan gangguan mental dan penyakit 

jiwa yang kian melanda negara bahkan dunia sebagaimana yang penulis uraikan pada 

latar belakang skripsi ini. 

E. Hubungan antara Kesehatan Mental dengan Kesehatan Fisik 

Sejak awal abad ke-19 Masehi, ahli kedokteran mulai menyadari akan adanya 

hubungan antara penyakit fisik dengan kondisi psikis manusia. Manusia bisa 

menderita gangguan fisik karena gangguan mental (somapsikotis), sebaliknya 

gangguan mental dapat menyebabkan penyakit fisik (psikosomatis). 22  Berikut ini 

penulis menguraikan hubungan antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik. 

Dilansir dari situs halodoc.com, yang menguraikan persoalan stres, ada empat 

hal yang dapat berubah dan menjadi tanda pada tubuh saat mengalami stres, yakni:1 

a. Perubahan emosi menjadi salah satu tanda paling umum yang terjadi pada 

pengidap stres. Kondisi ini menyebabkan seseorang mudah gusar, merasa 

frustasi, dan suasana hati menjadi mudah berubah-ubah alias mood swing. Orang 

yang mengalami stres umumnya akan sulit untuk menenangkan pikiran, merasa 

rendah diri, kesepian, bingung, menghindari orang lain, sulit mengendalikan diri, 

hingga depresi.  

 
22Rifqi Rosyad, Pengaruh Agama terhadap Kesehatan Mental, Syifa al-Qulub, Vol. I, No. I, 

(Juli 2016), h. 18.  
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b. Gejala fisik juga bisa menjadi tanda seseorang mengalami stres. Hal ini 

menyebabkan seseorang mudah merasa lemas, pusing, migrain, gangguan 

pencernaan, nyeri otot, serta jantung berdebar. Stres juga sering ditandai dengan 

sulit tidur di malam hari, tubuh gemetar, kaki terasa dingin dan berkeringat, 

mulut kering, sulit menelan, hingga menurunnya hasrat seksual.  

c. Perubahan kognitif  juga bisa diakibatkan oleh stress yang dialami seseorang. 

Kondisi ini membuat seseorang menjadi sering lupa, sulit memusatkan perhatian, 

selalu berpikir negatif, pesimis, dan sering membuat keputusan yang tidak baik.  

d. Perubahan Perilaku. Dalam tingkat yang parah, rasa tertekan dan stres bisa 

menyebabkan seseorang mengalami perubahan perilaku. Kondisi ini 

menyebabkan penurunan nafsu makan, tidak fokus dan sering menghindari 

tanggung jawab, sering gugup, mudah marah, hingga mencari “pelampiasan” 

misalnya dengan mengonsumsi minuman beralkohol dan merokok.  

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Beck, yang meneliti tentang tingkat 

keparahan orang yang mengalami depresi. Dari penelitiannya, disebutkan bahwa 

orang yang mengalami depresi akan berpengaruh pada:23 

a. Menurunnya selera makan. Tahap ringan muncul berupa ketidak-inginan 

individu untuk makan, tahap sedang ditandai dengan benar-benar hilangnya 

selera makan dan individu lupa makan tanpa disadarinya, tahap berat individu 

harus memaksa diri sendiri atau dipaksa orang lain untuk makan (beberapa kasus 

menunjukan kebalikannya, individu makan berlebihan). 

b. Gangguan Tidur. Tahap ringan ditandai apabila individu tidur dengan jumlah jam 

yang  lebih banyak dari biasanya dan individu menyadarinya. Beberapa kasus 

 
23Wandansari Sulistyorini dan Muslim Sabarisman, Depresi: Suatu Tinjauan Psikologis, Sosio 

Informa Vol. 3,  No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2017. H. 157-158. 

https://www.halodoc.com/wanita-tidak-boleh-stres-ini-dampaknya
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menunjukan kebalikannya, penderita bangun tidur lebih awal beberapa menit 

sampai setengah jam dari biasanya. Tahap sedang ditandai apabila individu 

bangun satu atau dua jam lebih awal dari biasanya. Tahap berat ditandai apabila 

individu hanya tidur sekitar empat atau lima jam, mengalami kesulitan untuk 

tidur kembali, sedangkan pada beberapa kasus individu tidak dapat tidur sama  

sekali di malam hari. 

c. Hilangnya Gairah Seksual. Individu pada tahap ringan akan mengalami 

penurunan dalam merespon  stimulus seksual, pada tahap sedang tidak memiliki 

hasrat seksual spontan dan pada tahap berat individu benar-benar tidak memiliki 

respon terhadap stimulus seksual. 

d. Timbulnya Kelelahan. Pada tahap ringan individu merasa cepat lelah dibanding 

dari biasanya, tahap sedang penderita akan merasakan lelah saat bangun tidur 

pagi hari dan  tidak  dapat  diringankan  dengan  usaha-usaha  seperti  relaksasi,  

istirahat  atau  rekreasi,   pada   tahap   berat   individu   merasa  terlalu  lelah  

untuk  melakukan  apapun.  Dengan  pemberian  dorongan  dari  luar  individu  

kadangkala  mampu  mengerjakan tugas, tanpa dorongan dari luar individu tidak 

mampu memobilisasi energi untuk mengerjakan tugas-tugas ringan sekalipun, 

mengeluh bahwa ia  tidak memiliki energi, bahkan untuk mengangkat tangan 

sekalipun.  



 

1 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

F. Kandungan Hadis tentang Kesehatan Mental 

Prinsip mental yang sehat dalam menjalani kehidupan merupakan sebuah cita-

cita bagi setiap manusia. Karena itulah Rasulullah saw., mengajarkan kepada 

sahabatnya yang mengalami gangguan pikiran terhadap masalah yang di alami agar 

senantiasa berdoa dan berlindung kepada Allah swt. dari gangguan-gangguan 

tersebut. Sebagaimana sabda beliau: 

نضََْ  أَبِِ  عَنْ   ، الجُْرَيْريُِّ نََ  أَخْبَََ عَوْفٍ،  بنُْ  انُ  غسَا نََ  أَخْبَََ  ، الغُْدَانُِِّ عُبَيْدِ  بنُْ  دُ  أَحْمَ ثنَاَ  سَعِيدٍ  حَدا أَبِِ  عَنْ  ةَ، 

الَْْنصَْا مِنَ  بِرَجُلٍ  هُوَ  ذَا 
ِ
فاَ المَْسْجِدَ،  يوَْمٍ  ذَاتَ   َ وَسَلّا علَيَْهِ  صَلَّا  رَسُولُ  دَخَلَ  قاَلَ:   ، أَبوُ  الخُْدْرِيمِ  : لَهُ يقُاَلُ  رِ، 

لَاةِ؟«، قاَلَ: هُُُومٌ لَ  زمَِتْنِِ، وَدُيوُنٌ يََ أُمَامَةَ، فقَاَلَ: »يََ أُمَامَةَ، مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِِ المَْسْجِدِ فِِ غيَِْْ وَقْتِ الصا

ذَا أَنتَْ قلُْتهَُ أَذْهَبَ عَزا وَجَلا هَُاكَ، وَقضَََ عَنْكَ دَ 
ِ
مًا ا مِمُكَ كََلَ ، قاَلَ: »أَفلََا أُعلَ ِ ينَْكَ؟«، قاَلَ: قلُْتُ: رَسُولَ اللَّا

ِ وَالحَْزَ  نِمِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهْمَم
ِ
ذَا أَمْسَيْتَ: اللاهمُا ا

ِ
ذَا أَصْبَحْتَ، وَا

ِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ  بلَََّ، يََ رَسُولَ، قاَلَ: " قلُْ ا نِ، 

جَِالِ  ينِْ، وَقهَْرِ الرم  )رواه أ بو داود(  العَْجْزِ وَالكَْسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُْبِْْ وَالبُْخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غلَبََةِ الدا

 

Artinya: 

Telah menceritakan dari kami Ahmad bin ‘Ubaidullah al-Gudani, telah 
memberitakan kepada kami Gassan bin ‘Auf, telah memberitakan kepada kami 
al-Jurairi dari Abu Nadrah dari Abu Sa‘id al-Khudri, ia berkata; Rasulullah 
sallallahu ‘alaihi wa sallam pada suatu hari masuk masjid dan ternyata terdapat 
seorang sahabat dari Ansar yang dipanggil Abu Umamah, beliau berkata: “Ada 
apakah gerangan aku lihat engkau duduk di masjid bukan pada waktu shalat?” 
Dia menjawab; kegundahan dan utang yang selalu menyelimutiku wahai 
Rasulullah! Beliau berkata: “Maukah aku ajarkan perkataan yang apabila kamu 
ucapkan maka Allah Azza wa jalla akan menghilangkan kegundahanmu dan 
melunaskan hutang-hutangmu?” Dia berkata: ya wahai Rasulullah. Beliau 
bersabda: “Apabila kamu berada dipagi dan sore hari maka ucapkanlah: 
(“Allahumma inni a’uzu bika min al-hammi wa al-hazani wa a’uzu bika min al-
‘ajzi wa al-kasali, wa a’uzu bika min al-jubni wa al-bukhli wa auzu bika min 
galabah al-daini wa qahr al-rijal). Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari 
kegundahan dan kesedihan dan aku berlindung kepadaMu dari kelemahan dan 
kemalasan dan aku berlindung kepadaMu dari sifat penakut dan bakhil dan aku 
berlindung kepadaMu dari terlilit hutang dan pemaksaan dari orang lain). Dia 
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berkata: maka akupun melaksanakannya dan ternyata Allah 'azza wajalla 
menghilangkan kegundahanku dan melunasi hutang-hutangku. (HR. Abu 
Dawud). 

Al-Kirmani memberikan komentar tentang doa di atas, bahwa doa ini adalah 

doa yang sangat menyeluruh (jawami‘ al-kalim), 1  mencakup permohonan 

perlindungan kepada Allah swt., dari segala penyakit kejiwaan yang ada pada diri 

manusia. Bila desederhanakan, di dalam doa tersebut terkandung tiga sifat buruk 

mausia, yakni yang bersifat kejiwaan/mental (nafsani), fisik (badaniyyah), dan 

bersifat dari luar (kharijiyyah).46 

Pertama, yang berkaitan dengan sikap mental ini mempunyai pengaruh yang 

sangat kuat pada aspek kehidupan seseorang. Maka yang nafsani ini dikategorikan ke 

dalam tiga; (1) bersifat aqliyah (yang bersifat akal), yang terkait dengan ini adalah 

sifat prihatin dan sedih; (2) bersifat ghadbiyyah (emosional), dan yang terkait dengan 

ini adalah sifat pengecut; (3) bersifat syahwaniyyah (ketamakan), dan yang terkait 

dengan ini adalah sifat kikir. 

Kedua, yang berkaitan dengan aspek fisik, yaitu sifat malas dan lemah. Orang 

yang malas adalah sebenarnya orang yang cacat mentalnya. Itu berarti ia terjebak 

dalam kungkungan setan. Sedangkan lemah (‘ajz) itu lebih sering berkaitan dengan 

kurang lengkapnya salah satu anggota badan atau sejenisnya. Jadi jelaslah bila dua 

sifat ini bisa dilihat dari keadaan fisik. 47 

1 Ketiga, aspek eksternal (dari luar), maka yang termasuk ini adalah adanya 

kecenderungan ingin berutang dan dikuasai musuh. Ketika seseorang sudah 

berhutang sekali, maka ia akan mencoba kedua kali dan seterusnya. Maka tanpa 

terasa ia akan menanggung beban hutang yang cukup besar. Sedangkan orang yang 

 
47Anis Masykhur, Doa Ajaran Rasul; Kumpulan Doa dalam Al-Hadis beserta Uraiannya, h. 

15-16.  
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sudah berada dalam kondisi demikian, lebih banyak atau sering sudah tidak 

mendukung untuk melakukan aktifitas-aktifitas lain yang lebih produktif, karena 

sibuk memperhatikan bagaimana membayar hutang, atau takut dikejar-kejar untuk 

membayar utang. Oleh karena itu, kebiasaan utang harus dihindari. Kita berdoa 

demikian berarti secara tidak langsung memohon kecukupan. Begitu pula dengan 

dikalahkan musuh yang sebenarnya tidak hanya  mencakup itu saja. Mungkin kalau 

dilihat dari konteks hadisnya—karena pada zaman itu zaman perang—maka 

dikalahkan dan ditaklukkan musuh itu adalah sebuah kehinaan. Di zaman sekarang 

ini dapat dimaknai dengan dibawah pengaruh keburukan orang lain. Orang yang 

memiliki karakter buruk, hakikatnya adalah musuh yang harus diperangi—

misalnya—dengan jalan dakwah. Jangan sampai orang yang berkarakter buruk 

menguasai manusia. Apabila hal tersebut terjadi, maka kebaikan semakin lama akan 

akan semakin surut.  

Lebih lanjut penulis akan menguraikan beberapa cakupan penyakit jiwa dalam 

hadis tersebut. Yakni ada 8 penyakit yang harus dihindari, sehingga Rasulullah saw. 

memohon perlindungan dari Allah swt. Penyakit-penyakit tersebut adalah: 

1. Kegundahan (al-hamm /   الهم) dan Kesedihan (al-hazan / الحزن) 

Al-Hamm (kegundahan) dan al-Hazan (kesedihan) keduanya sama-sama 

membuat jiwa menjadi tidak tenang dan tidak nyaman. Tidak seorangpun yang 

menginginkan jiwa gundah atau gelisah apalagi sedih. Perbedaan antara keduanya, 

bahwa al-hamm adalah kegelisahan terhadap hal-hal yang mungkin akan terjadi di 

masa mendatang. Sedang al-h}azan adalah kesedihan terhadap sesuatu yang telah 

terjadi atau kehilangan sesuatu yang dicintai. 

a) Kegundahan (al-hamm /  ّالهم) 



99 

 

 

 

Al-hamm artinya adalah perasaan yang dapat membuat seseorang meleleh (tak 

berdaya). Dikatakan الشحم  artinya saya melelehkan minyak itu, sehingga ia ,هممت 

menjadi leleh. Kata  الهم juga bermakna keinginan yang terbesit di dalam hatimu. 

Menurut Al-Ragi>b al-Asfaha>ni>, inilah makna aslinya. Oleh karena itu, seorang 

penyair berkata: “wahammuka ma> lam tumdihi laka muns}ibun”  artinya 

keinginanmu, sebelum dia menyetujuinya, akan tetap seperti itu.  Allah swt. 

berfirman dalam QS al-Ma’idah/5:11: 

نْ يَبْسُطُوا  
َ
مْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أ

ُ
يْك

َ
ِ عَل رُوا نِعْمَتَ اللََّّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا اذكْ

َّ
يُّهَا ال

َ
يَا أ

مْ 
ُ
يْدِيَهُمْ عَنْك

َ
فَّ أ

َ
يْدِيَهُمْ فَك

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
 .....  إِل

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang 
diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak 
menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah 
menahan tangan mereka dari kamu.1 

Dikatakan كذا  artinya hal tersebut membuatku terbebani untuk ,أهمني 

memikirkannya. Dikatakan pula رجل من  همك  رجل  رجل atau هذا  من   artinya ini ,همتك 

adalah orang yang menyita pikiranmu sehingga kamu terlepas (melupakan) orang 

lain.2 Dari sini dapat kita pahami bahwa penyakit al-hamm merupakan penyakit yang 

membuat manusia gelisah akibat dikuasai atau tersitanya pikiran terhadap sesuatu. 

Kegundahan atau kegelisahan, dapat disamakan dengan kecemasan atau 

dalam ilmu psikologi yang disebut dengan anxiety. Anxiety adalah respons manusia 

terhadap ancaman atau bahaya. Setiap pengalaman kecemasan melibatkan persepsi 

bahaya dan pikiran tentang bahaya. Nevid dkk. menjelaskan bahwa axienty adalah 

suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan 

 
2Al-Ragib al-Asfahani, al-Mufradat fii Garib al-Qur’an, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus 

al-Qur’an; Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam al-Qur’an, Jilid 3, h. 884. 
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tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan aprehensif bahwa sesuatu yang buruk 

akan terjadi. Menurut Gail W. Stuart, kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak 

jelas dan menyebar, dan berkaitan dengan perasaan ketidakpastian dan 

ketidakberdayaan.1 

Freud memberikan kategori mengenai axienty, menurutnya terdapat tiga jenis 

axienty, yaitu:3 

1) Kecemasan nyata (reality anxiety), yaitu kecemasan yang sumbernya obyektif, 

atau juga disebut dengan takut (fear).  

2) Kecemasan neurotik (neurotic anxiety), yaitu kecemasan yang tidak 

memperlihatkan sebab dan cirri-ciri khas yang obyektif.  

3) Kecemasan moral (moral anxiety), yaitu kecemasan sebagai akibat dari 

adanya keinginan yang tertahan oleh hati nurani (conscience). 

Dari ketiga macam kecemasan tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan dari 

segi jenisnya. Semuanya mempunyai satu sifat yang sama, yaitu tidak menyenangkan 

dari seseorang yang mengalaminya. Menurut Jefrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, dan 

Beverly Greene, ada beberapa tipe spesifik dari axienty yang sifatnya lebih berat 

(kronis) atau dalam hal lain sebagai gangguan jiwa, di antaranya, gangguan panik, 

fobia (takut), gangguan kecemasan menyeluruh (kecemasan yang berlebihan dan 

bersifat pervasif, disertai dengan berbagai simtom somatik, yang menyebabkan 

gangguan signifikan dalam kehidupan sosial atau pekerjaan penderita, atau 

menimbulkan stress yang nyata padanya), gangguan obsesif kumpulsif 

(menggambarkan seseorang memikirkan sesuatu hal yang ia kehendaki secara terus 

 
3 M. Wahid Nasruddin, Gangguan Kecemasan dalam Perspektif Al-Qur’an; Pendekatan 

Psikologi, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), h. 23. Sebagaimana dikutip dari Sutardjo A. 

Wiramihardja, Pengantar Psikologi Abnormal (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 67. 
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menerus, atau yang menyebabkan dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat 

ritualistic, tindakan ini bersifat irrasional, tetapi ia tidak mengendalikannya), 

gangguan stres akut (suatu reaksi maladaptif 1  yang terjadi pada bulan pertama 

sesudah mengalami traumatis), dan gangguan stres pascatrauma (reaksi maladaptif 

yang berkelanjutan terhadap suatu pengalaman traumatis).4 

Gail W. Stuart mengelompokkan gejala kecemasan dalam respons perilaku, 

kognitif, dan afektif:1  

1) Respons perilaku, di antaranya gelisah, ketegangan fisik, tremor atau gemetar, 

bicara dengan cepat, menarik diri dari hubungan interpersonal, melarikan diri 

dari masalah, hiperventilasi, dan kewaspadaan yang berlebihan.  

2) Respons kognitif di antaranya: perhatian yang mudah terganggu, konsentrasi 

yang buruk, kecenderungan melupakan sesuatu, hambatan berpikir, 

menurunnya jangkauan persepsi, menurunnya kreativitas dan produktivitas, 

mudah bingung, kewaspadaan yang berlebihan, kehilangan objektivitas, 

timbulnya perasaan takut kehilangan kontrol, ketakutan yang tidak wajar 

terhadap cedera atau kematian, meningkatnya frekuensi kilas balik, dan 

mengalami mimpi buruk 

3) Respons afektif di antaranya: mudah tersinggung, tidak sabar, gelisah, tegang, 

gugup, ketakutan, waspada yang berlebihan, kengerian, kekhawatiran yang di 

luar kewajaran, rasa bersalah, dan rasa malu yang berlebihan 

b) Kesedihan (al-h}azan / الحزن) 

 
4 M. Wahid Nasruddin, Gangguan Kecemasan dalam Perspektif Al-Qur’an; Pendekatan 

Psikologi, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), h. 23. 
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Al-h}azan /  الحزن bermakna kesedihan, ia merupakan kekasaran yang ada pada 

tanah dan kekasaran pada jiwa yang disebabkan oleh adanya kegundahan di 

dalamnya. Al-h}azan adalah kebalikan dari kata al-farah} / الفرح (kebahagiaan). 

Karena kata tersebut mengandung makna al-khusyu>nah / الخشونة (kekasaran) yang 

disebabkan kegundahan, maka ada orang yang mengatakan  ْبِصَدْرِي  yang ,خَشَنْتُ 

maksudnya adalah hal itu membuatnya bersedih.5 

Dalam al-Qur’an Allah swt. berfirman QS Ali ‘Imran/3: 153: 

مْ ......
ُ
ى مَا فَاتَك

َ
زَنُوا عَل حْ

َ
ا ت

َ
يْل

َ
 ......  لِك

Terjemahnya: 

Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu.1 

Menurut APA Dictionary of Psychology, kesedihan adalah suatu keadaan 

emosional yang tidak bahagia, dengan intensitas mulai dari yang ringan hingga yang 

ekstrem dan biasanya disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang sangat dihargai. 

Kesedihan juga dikaitkan dengan perasaan emosional yang dicirikan oleh: perasaan 

dirugikan, kehilangan, keputusasaan, duka cita, ketidakberdayaan, kekecewaan dan 

kenestapaan.6  

Dalam al-Qur’an, ada beberapa penyebab kesedihan. Di antaranya:sedih 

karena berpisah dengan orang yang dicintai (QS yusuf/12:13, 84 dan QS al-

Qas}as}/28: 13); sedih karena tidak ikut berjihad (QS al-Taubah/9: 92); sedih karena 

mendengar perkataan orang lain (QS Yunus/10: 65); sedih karena melihat orang lain 

mendapat nikmat (QS al-H{ijr/15: 88); sedih karena dakwah tidak mendapat 

 
5Al-Ragib al-Asfahani, al-Mufradat fii Garib al-Qur’an, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus 

al-Qur’an; Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam al-Qur’an, Jilid 2, h. 495. 

6 Dinda Aulia Putri, Pengendalian Emosi Sedih Menurut al-Qur’an; Kajian Tafsir Surah 

Yu>suf Ayat 86 dengan Pendekatan Psikologi, Skripsi, (Jakarta: Institut Ilmu al-Qur’an, 2021), h. 27. 
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sambutan (QS Luqman/31: 23, dan QS al-Nahl/16: 127); sedih karena melihat 

kemusyrikan (QS al-A‘raf/7: 150 dan QS Taha/20: 86); sedih karena menanggung 

beban sendiri (QS Maryam/19: 24). 

Di sisi lain, menurut Muhammad Utsman Najati, kesedihan akan hadir jika 

seseorang mengalami kehilangan. Kehilangan itu dapat berupa orang yang dicintai, 

kehilangan benda atau materi yang memiliki nilai besar dan berharga, ditimpa oleh 

malapetaka, musibah, maupun gagal dalam mewujudkan suatu perkara yang penting.1 

lbnu Maskawaih yang mengutip pendapat al-Kindi tentang kesedihan, ia 

menyatakan bahwa penyebab utama kesedihan adalah penyesalan atas kepergian 

orang-orang atau kekayaan duniawi yang kita cintai. Ia menyebutkan bahwa ia pernah 

mendengarkan cerita tentang Socrates yang ditanya tentang keadaannya yang selalu 

bersemangat dan tidak pemah bersedih, lalu Socrates menjawab, Karena aku tidak 

menyimpan sesuatu yang membuatku bersedih jika ia hilang.7 

2. Kelemahan (al-‘ajz / العجز) dan malas (al-kasal / الكسل) 

Al-‘Ajz (lemah) dan al-kasal (malas) keduanya menjadi penyebab rasa tidak 

nyaman dalam jiwa, karena lemah dan malas akan menjadi penghalang seseorang 

untuk mendapatkan sesuatu yang dicintainya dan membahagiakan dirinya. Al-‘Ajz 

(lemah) adalah tidak adanya kemampuan dalam diri untuk mengerjakan sesuatu 

walau sebenarnya dia punya kemauan, sedangkan al-kasal (malas) adalah tidak 

adanya kemauan untuk melakukan pekerjaan, walaupun sebenarnya dia mampu. 

a) Kelemahan (al-‘ajz / العجز) 

 
7Muhammad Yûsuf, “Terapi Mengatasi Kesedihan Menurut Al-Kindi”, Skripsi (Jakarta: UIN 

Syarif Hidayatullah, 2007), h. 22. 
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Kalimat نْسَان الِْْ  artinya bagian belakang manusia, dan dengan pemaknaan عَجُزُ 

tersebut, maka kata itu digunakan untuk mengartikan bagian akhir segala hal. Asal 

makna kata العجز adalah keterlambatan dari suatu hal, serta kelemahan untuk 

mencapainya, atau dapat juga diartikan bagian belakang sesuatu, seperti kata dubur ia 

dapat disebut dengan عجز. Adapun kata al-‘ajuz artinya adalah perempuan yang 

sudah tua, hal ini dinamakan demikian karena ia selalu tidak mampu atau lemah 

dalam banyak hal.1 

Lawan dari kata lemah adalah kuat. Dalam berbagai kesempatan ditemukan 

beberapa dalin mengenai anjuran mempersiapkan diri menjadi kuat. Salah satunya 

dalam QS al-Anfāl/8: 60: 

هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ 
َ
وا ل عِدُّ

َ
ةٍ وَأ  ......قُوَّ

Terjemahnya: 

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan.8 

Meskipun Rasulullah saw. sendiri menerjemah makna قوة (kekuatan) dalam 

arti memanah,1 yakni sesuai kebutuhan kondisi perang pada saat itu. Namun hal ini 

telah membawa kita pada kesimpulan bahwa menjadi orang yang kuat adalah 

dambaan Rasulullah saw. serta perintah dalam agama Islam, yang tentunya 

bersesuaian dengan situasi dan kondisi, dimanapun kekuatan itu dibutuhkan. 

Sifat lemah merupakan penyakit yang seseorang harus hindari. Ajaran 

Rasulullah saw. tentang upaya untuk menghindari sifat tersebut, tergambar dalam 

hadis beliau sebagai berikut: 

دْريِسَ، عَنْ رَبِيعَةَ 
ِ
ثنَاَ عَبْدُ اِلله بنُْ ا ، قاَلَ: حَدا ثنَاَ أَبوُ بكَْرِ بنُْ أَبِِ شَيْبَةَ، وَابنُْ نمَُيٍْْ دِ بنِْ    حَدا بنِْ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَما

يََ بنِْ حَباانَ، عَنِ الَْْعْرَجِ، عَنْ أَبِِ   : »يََْ َ ، خَيٌْْ  المُْؤْمِنُ القْوَِيُّ هُرَيْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّا اُلله علَيَْهِ وَسَلّا

 
8 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 184. 
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وَلَ  بِالِله  تعَِنْ  وَاس ْ ينَْفَعُكَ،  مَا  علَََّ  احْرِصْ  خَيٌْْ  كُمٍ  وَفِِ  عِيفِ،  الضا المُْؤْمِنِ  مِنَ  اِلله  لََ 
ِ
ا نْ    وَأَحَبُّ 

ِ
وَا تعَْجَزْ، 

نا 
ِ
فاَ فعََلَ،  شَاءَ  وَمَا  اِلله  قدََرُ  قلُْ  وَلكَِنْ  وَكَذَا،  كَذَا  كَانَ  فعََلْتُ  أَنِمِ  لوَْ  تقَُلْ  فلََا  ءٌ،  شََْ لَ  أَصَابكََ  عَََ تفَْتَحُ  لوَْ   

يْطَانِ )رواه مسلّ(   9الش ا

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair 
mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Idris 
dari Rabi‘ah bin ‘Usman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari al-A‘raj 
dari Abu Hurairah dia berkata; “Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: 'Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah 
swt. daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang 
terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna 
bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan janganlah 
kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, 
maka janganlah kamu mengatakan; 'Seandainya tadi saya berbuat begini dan 
begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu'. Tetapi katakanlah; 'lni 
sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-
Nya. Karena sesungguhnya ungkapan kata “law” (seandainya) akan 
membukakan jalan bagi godaan syetan.” (HR. Muslim). 

Dalam hadis di atas, Nabi Muhammad saw. mengungkapkan secara gamblang 

bahwa orang yang kuat mendapatkan keutamaan di sisi Allah swt. dibanding orang 

yang lemah. Karena itu, beliau menyampaikan ketidaksukaannya terhadap orang yang 

dengan mudah mengatakan “seandainya”. Hal tersebut disebabkan orang yang 

berkata “seandainya” menunjukkan sifatnya yang lemah. Bahkan Rasulullah saw. 

menegaskan bahwa kalimat “law” (seandainya) menuntun manusia kepada perbuatan 

setan.” Kata “seandainya,” tidak membawa manfaat sama sekali. Sebab, meskipun 

seseorang mengucapkan ungkapan itu, ia tidak akan mampu mengembalikan apa 

yang telah berlalu, dan menggagalkan kekeliruan yang telah terjadi. 

 
9Muslim bin al-Hajjaj Abu al-H{asan al-Qusyairi al-Naisaburi, Al-Musnad al-Sahih bi Naql 

al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ila Rasulilah saw, Juz 4, h. 2052. Lihat juga Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid 

al-Qazwaini, Ibnu Majah, Juz 1, (t.tp.: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), h. 31. Lihat juga Abu 

‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, Musnad al-Imam 

Ahmad bin Hanbal, Juz 14, h. 395. 
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Begitu pentingnya pemanfaatan waktu Allah swt. memerintahkan untuk 

senantiasa memperbanyak aktifitas yang produktif. Sebagaimana tergambar dalam 

QS al-Syarh}/94: 7: 

 فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ 
Terjemahnya: 

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain.1 

b) Malas (al-kasal / الكسل) 

Kata الكسل artinya adalah malas, yaitu merasa berat melakukan sesuatu yang 

tidak seharusnya dirasa berat, dan karena itulah malas ini menjadi sesuatu yang 

tercela. Disebutkan كسل artinya malas, dan orang yang malas disebut   كسل atau كسلان. 

Jamak dari kata tersebut adalah كُسالى atau 10.كَسالى Seperti disebutkan dalam al-Qur’an 

QS al-Taubah/9: 54: 

ى...... 
َ
سَال

ُ
ا وَهُمْ ك

َّ
اةَ إِل

َ
ل تُونَ الصَّ

ْ
ا يَأ

َ
 .....  وَل

 
 

Terjemahnya: 

Dan mereka tidak mengerjakan shalat melainkan dengan malas.1 

Malas merupakan kondisi yang sangat identik dengan ketidakpandaian 

memanfaatkan waktu. Banyak  aktivitas  yang  bermanfaat  bagi  kehidupan  seorang  

mukmin. Di antaranya mencari ilmu, membaca, mencari rezeki yang halal, 

memperbanyak amalan sunnah maupun wajib, memperbanyak melakukan 

kemanfaatan kepada orang lain dan   lain sebagainya. Oleh   karena   itu, manusia 

tidak seharusnya menghambur-hamburkan waktunya dalam kegiatan yang 

 

10Al-Ragīb al-Asfahānī, al-Mufradat fi Garib al-Qur’an, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus 

al-Qur’an; Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam al-Qur’an, Jilid 3, h. 328. 
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kontraproduktif. Seperti bermalas-malasan,  melamun,  terlalu banyak  menonton  

televisi, rebahan, main game dan lain sebagainya.  

Dalam kehidupan bermasyarakat, orang-orang yang disebut sukses dan 

berhasil adalah orang-orang yang selalu menggunakan waktunya dalam kegiatan yang 

bermanfaat. Senantiasa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, serta 

sedapat mungkin menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, mereka 

yang suka melakukan hal-hal yang tidak berguna, tidak akan meraih kesuksesan 

bahkan boleh jadi tergilas oleh zaman. Pepatah Arab mengatakan: 

نْ لمَْ تقَْطَعْ قطََعَتْكَ 
ِ
يْفِ ا  11الوَقْتُ كَالس ا

Artinya: 

Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 

(menggunakannya), ia akan memotongmu (mengilasmu). 

Abu ‘Abdurrahman al-Sulami rahimahullah berkata: “Di antara aibnya –jiwa 

adalah kemalasan yang menimpanya dalam hak-hak yang sebelumnya dilakukannya. 

Lebih aib lagi adalah orang yang tidak memperhatikan kekurangan dan 

kemalasannya. Lebih aib lagi, orang yang tidak tahu kemalasan dan kekurangannya. 

Kemudian yang lebih aib lagi, adalah orang yang menyangka bahwa dia semangat 

padahal dalam kondisi malas dan kurang. Ini adalah sikap kurang bersyukur ketika 

mendapatkan taufiq dalam melaksanakan hak-hak. Karena kurang bersyukur, maka ia 

menjadi kurang bersemangat. Dia menutupi kekurangannya dan menyangka baik 

keburukannya.1 

 
11Sohari, Etos Kerja dalam Perspektif Islam, Islamiceconomis: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 

4.No 2, h. 26. 
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Sikap malas sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan waktu. Rasulullah 

saw. mengajarkan tentang pemanfaatan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana 

dalam sabda beliau: 

، مُرْسَلًا قاَلَ:   رُو بنُْ مَيْمُونٍ الَْْوْدِيُّ َ لِرَجُلٍ وَهُوَ يعَِظُهُ وَفِيماَ رَوَى عََْ ُ علَيَْهِ وَسَلّا ِ صَلَّا اللَّا  : اغْتَنِْ قاَلَ رَسُولُ اللَّا

قبَْلَ   وَفرََاغكََ  فقَْرِكَ،  قبَْلَ  وَغِناَكَ  سَقَمِكَ،  قبَْلَ  وَصُِاتَكَ  هَرَمِكَ،  قبَْلَ  بَابكََ  ش َ سٍ:  خََْ قبَْلَ  سًا  ،  خََْ شُغْلَِِ

 12وَحَياَتكََ قبَْلَ مَوْتِكَ )رواه اليبهقي( 

Artinya: 

Sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Amr bin Maimun al-Audi secara mursal, ia 
berkata, Rasulullah aaw bersabda: “Manfaatkan lima keadaan sebelum datang 
lima: masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa 
sakitmu, masa kayamu sebelum datangnya fakirmu, masa sempatmu sebelum 
masa sempitmu, dan masa hidupmu sebelum datangnya matimu. (HR. al-
Baihaqi). 

3. Pengecut (al-jubn /  الجبن) dan kikir (al-bukhl / البخل) 

Al-Jubn (penakut) dan al-bukhl (bakhil) keduanya menunjukkan kecemasan 

dan kekhawatiran yang ada di dalam dirinya tentang nasib jiwa dan hartanya di masa 

mendatang, maka dia menjadi penakut dan kikir. Pengecut khusus bagi orang yang 

takut jiwanya terancam, sedang bakhil khusus bagi orang yang takut hartanya habis. 

Kedua sifat itu tentunya merupakan penyakit jiwa yang harus dihilangkan dari diri, 

selain membahayakan akhirat dan agamanya, juga membahayakan  dunia dan 

kesehatannya.  

Al-Qadi Iyaad} mengatakan, Nabi Muhammad saw. mengajarkan berlindung 

dari sifat pengecut dan kikir disebabkan dalam kedua sifat tersebut terkandung 

beberapa keburukan. Seperti tidak bisa sempurna dalam melaksanakan kewajiban dan 

menunaikan hak-haknya Allah swt., tidak membenci ahli maksiat, serta enggan 

 
12Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali bin Musa al-Khusraujirdi al-Khurasani Abu Bakar al-Baihaqi, 

al-Adab li al-Baiaqi, Juz 1, (Cet. I; Bairut: Mu’assasa al-Kutub al-Saqafah, 1408 H/1988 M), h. 327 
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merubah kemungkaran, dan menunaikan hak-hak harta. Padahal dengan keberanian 

yang seimbang dapat mengantarkan pada mengerjakan hak, menolong orang 

terzalimi, dan dengan kelapangan jiwa akan mudah untuk menunaikan haknya harta. 

Tanggap untuk mengeluarkan dan menolong orang miskin, serta membantu orang 

yang dilanda kesulitan.1 

a) Pengecut (al-jubn / الجبن) 

Jubnun / جبن adalah lemahnya hati terhadap hal yang sebenarnya dia dapat 

bersikap kuat. Karena itu جبان جبان adalah laki-laki yang pengecut, dan رجل   إمرأة 

adalah perempuan yang pengecut. Kata أجبنته artinya adalah saya mendapatinya 

menjadi seorang pengecut dan aku menetapkan hal itu karena kelemahan hatinya.13  

Nabi Muhammad saw. menjelaskan kalau sifat pengecut merupakan sifat 

terburuk di antara sifat-sifat jelek lainnya yang ada pada pribadi seseorang. Hal itu, 

seperti dijelaskan dalam sebuah hadits yang dibawakan oleh Imam Ahmad dari Abu 

Hurairah ra., sebagai berikut: 

ِ بنِْ يزَيِدَ، عَنْ مُوسََ بْنِ علَِمِ بنِْ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِ  احِ، عَنْ عَبْدِ اللَّا ِ بنُْ الجَْرا ثنَاَ عَبْدُ اللَّا يهِ، عَنْ عَبْدِ العَْزيِزِ بنِْ  حَدا

يقَُول: ُ    َ وَسَلّا علَيَْهِ  اُلله  صَلَّا   ِ اللَّا رَسُولَ  عْتُ  سََِ يقَُولُ:  هُرَيْرَةَ  أَبَا  عْتُ  سََِ قاَلَ:  فِِ مَرْوَانَ،  مَا  شٌُُّ    »§شََُّ  رَجُلٍ 

 1هَالِعٌ وَجُبٌْْ خَالِعٌ )رواه ِأ بو داود(

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin al-Jarrah, dari ‘Abdullah bin 
Yazid dari Musa bin ‘Ali bin Rabah, dari ayahnya, dari ‘Abdul ‘Aziz bin 
Marwan, ia berkata; saya mendengar Abu Hurairah berkata; saya mendengar 
Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seburuk-buruk perkara yang 
ada pada seseorang adalah kekikiran serta ketamakan, dan sifat penakut serta 
lemah.”(HR. Abu Dawud). 

 
13Al-Ragib al-Asfahani, al-Mufradat fii Garib al-Qur’an, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus 

al-Qur’an; Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam al-Qur’an, Jilid 1, h. 367. 
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Melalui hadis di atas, jelas bahwa nabi sangat mencela sifat pengecut /al-Jubn. 

Bahkan beliau menempatkan pada seburuk-buruk perkara, bersama dengan sifak 

kikir, tamak dan lemah. Sifat pengecut harus dihindari, sebab sifat pengecut memiliki 

berbagai dampak buruk:14 

1) Pengecut termasuk sifatnya para munafik yang seharusnya dihilangkan dari 

dalam diri orang beriman. 

2) Sifat pengecut tidak bisa menjadikan ajal semakin menjauh (maksudnya 

kematian dalam peperangan misalnya), tidak pula mendekatkan rizki dan 

manfaat. 

3) Orang yang memiliki sifat pengecut menunjukan akan lemah imannya. 

4) Pengecut akan mengantarkan pada kealpaan dalam menunaikan kewajiban. 

5) Pengecut mewariskan kehinaan dan sempitnya hati.  

6) Pengecut menyebabkan terjajahnya sebuah negeri, terampasnya harta benda 

serta pelanggaran kehormatan lainnya. 

b) Kikir (al-bukhl / البخل) 

Al-bukhl artinya kikir. Asal arti katanya menahan kepemilikan yang tidak 

seharusnya ditahan. Lawan katanya adalah الجُود yaitu dermawan. Apabila dikatakan 

 .artinya ia telah berbuat bakhil yaitu orang yang menahan kepemilikannya sendiri بَخِلَ 

Adapun kata بَخِيْل artinya ia banyak atau sering menahan kepemilikannya (sangat 

kikir). Sifat kikir ada dua jenis, yakni kikir atas hartanya sendiri, dan kikir atas harta 

orang lain, maksudnya menyuruh orang lain berbuat kikir.1 Seperti firman Allah swt., 

QS al-Nisa’/4: 37:  

 
14Amin bin ‘Abdullah al-Syaqawi, Z|am al-Jubni, Terj. Abu Umamah Arif Hidayatullah, Sifat 

Pengecut, h. 4. 
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ذِينَ 
َّ
بُخْلِ ال

ْ
مُرُونَ النَّاسَ بِال

ْ
ونَ وَيَأ

ُ
 ......  يَبْخَل

Terjemahnya: 

Orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain untuk berbuat kikir.15  

Dalam Islam seseorang diperintahkan untuk hemat, tetapi hemat yang tidak 

sampai pada level kikir. Studi terbaru menemukan sifat kikir ternyata mempengaruhi 

kadar stres. Hal tersebut terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh tim dari 

Queensland University of Technology (QUT) di Brisbane, Australia. Para responden 

dalam penelitian ini diukur respon fisiologisnya saat mereka menjalankan simulasi 

tawar-menawar finansial. Mereka yang membuat penawaran relatif rendah 

mengalami lebih banyak stres dibandingkan yang membuat penawaran tinggi. 

Markus Schaffner, salah seorang peneliti dan manajer Queensland Behavioral 

Economics Gropu Laboratory for Economic Experiments di QUT. Hasil 

penelitiannya mengindikasikan bahwa manusia punya punya perasaan negatif ketika 

memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Misalnya, menawarkan di bawah 40 

persen dari total nilai dalam permainan. Ada biaya emosi dan fisiologi dan kita 

merasa tak nyaman. Bukan pertama kalinya ilmuwan meneliti manfaat altruisme 

dalam konteks ekonomi. Riset sebelumnya membuktikan tindakan amal justru 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, ketika berhubungan 

dengan hal berbau keuangan, tak ada salahnya untuk bersikap murah hati.1 

Perintah untuk menjauhi kikir banyak ditemukan dalam berbagai dalil al-

Qur’an dan hadis. Demikian pula perintah untuk menjadi manusia dermawan. 

Beberapa dalil tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

 
15Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 67. 
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عَنْ   أَبِيهِ،  عَنْ  هِشَامٌ،  ثنَاَ  حَدا وُهَيْبٌ،  ثنَاَ  حَدا اعِيلَ،  سََْ
ِ
ا بنُْ  مُوسََ  ثنَاَ  عَنِ حَدا عَنْهُ،   ُ اللَّا رَضَِِ  حِزَامٍ  بنِْ  حَكِيِ 

وَ  تعَُولُ،  بِمَنْ  وَابدَْأْ  فْلََّ،  السُّ اليَدِ  مِنَ  خَيٌْْ  العُلْيَا  اليَدُ  قاَلَ:   َ وَسَلّا علَيَْهِ  اُلله  صَلَّا  ظَهْرِ  النابِيمِ  عَنْ  دَقةَِ  الصا خَيُْْ 

تعَْفِفْ  ُ )رواه البخاري( غِنًَ، وَمَنْ يسَ ْ تغَْنِ يغُْنِهِ اللَّا ، وَمَنْ يسَ ْ ُ  16يعُِفاهُ اللَّا

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma‘il, telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari 
Hakim bin Hizam radiallahu ‘anhu dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam 
berkata,: “Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka 
mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang 
paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). 
Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan 
memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka 
Allah akan mencukupkannya. (HR.al-Bukhari). 

Dalam al-Qur’an sendiri Allah swt. memberikan kabar gembira kepada orang 

yang dermawan. Bahwasanya orang yang sering membelanjakan hartanya di jalan 

Allah, niscaya Allah swt akan membalasnya berkali-kali lipat. Sebagaimana dalam 

QS al-Baqarah/2: 261: 

سَبْعَ   نْبَتَتْ 
َ
أ ةٍ  حَبَّ مَثَلِ 

َ
ِ ك اللََّّ سَبِيلِ  فِي  هُمْ 

َ
مْوَال

َ
أ يُنْفِقُونَ  ذِينَ 

َّ
ال  

ُ
مَثَل

وَاسِعٌ    ُ وَاللََّّ يشََاءُ  لِمَنْ  يُضَاعِفُ   ُ وَاللََّّ ةٍ  حَبَّ مِائَةُ  ةٍ 
َ
سُنْبُل  ِ

 
ل
ُ
فِي ك  

َ
سَنَابِل
 عَلِيمٌ 

Terjemahnya: 

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 
bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui.1 

4. Banyaknya hutang (galabah al-dayn / الدين  dan Penindasan Manusia (غلبة 

(qahr al-rija>l / قهر الرجال). 

 
16Muhammad bin Isma‘il Abu ‘Abdillah al-Bukhari al-Ja‘fi, Al-Jami‘ al-Musnad al-Sahih} al-

Mukhtasar Min Umuri Rasulillah saw wa sinanihi wa Ayyamihi, Juz, 2, (Cet. I; t.tp.: Dar Tuq al-

Najah, 1442 H), h. 112. 



113 

 

 

 

Galabat al-dain (hutang yang melilit) dan qahr al-rijāl (penguasaan orang), 

dua hal yang sering melekat satu dengan yang lainnya. Seseorang yang punya hutang 

banyak, sehingga hutangnya melilit diri dan kehidupannya, maka secara otomatis dia 

di bawah pengawasan dan kekuasaan orang yang menghutanginya. Oleh karenanya, 

sering kita dapatkan seseorang yang mempunyai hutang yang sangat banyak kepada 

seseorang dan tidak sanggup membayarnya, dia rela mengerjakan apa saja yang 

diperintahkan oleh orang yang memberikan hutang kepadanya asal hutangnya lunas, 

bahkan kadang rela menjual dirinya dan kehormatannya demi untuk membayar 

hutang-hutangnya. 

a) Banyaknya hutang (galabah al-dayn / غلبة الدين) 

Kata الغَلبََة artinya adalah paksaan atau tekanan. Dikatakan dalam sebuah 

kalimat ُغَلبَْته artinya aku telah menekan (mengalahkan)-nya. Maka aku disebut   غَالِب 

artinya orang yang mengalahkan.17 Al-dain sendiri bermakna utang. Dikatakan dalam 

sebuah kalimat  َجُل الرَّ  artinya aku أدَنَْتهُُ  aku mengambil utang darinya, dan kalimat دِنْتُ 

menjadikannya sebagai orang yang berutang.1 Dalam menghubungkan makna al-dain 

 Al-Attas mengelaborasi tentang bagaimana seseorang secara ,الدِيْن / dan al-di>n الديَْن /

alamiah akhirnya menyadari bahwa ia sedang berutang kepada Tuhan. Utang tersebut 

termasuk dirinya atau eksistensinya. Utang itu dikembalikan kepada Tuhan, dengan 

dirinya sebagai alat bayar hutang itu. Manusia yang membayar hutang tersebut akan 

menjadikan dirinya sebagai pelayan Tuhan.18 

Utang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang 

memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan 

 
17Al-Ragib al-Asfahani, al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus 

al-Qur’an; Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam al-Qur’an, Jilid 8, h. 873. 

18Fauzan, Konsep al-Din Menurut Naquib al-Attas, Al-Madāris, VoL. 2, N0. 1, 2021, h. 127. 



114 

 

 

 

adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena membantu meringankan beban orang 

lain.  

Namun kebiasaan suka berutang membuat seseorang sangat terganggu secara 

mental. Hidup tidak tenang, bahkan bisa jadi akan terhina di mata manusia. Apalagi 

jika utang tersebut tidak digunakan untuk hal yang benar-benar darurat, melainkan 

hanya untuk bersenang-senang, atau untuk kebutuhan tersier saja. Hidup yang tidak 

tenang dan membuat takut (meneror) dirinya sendiri. Keadaan seperti ini telah 

digambarkan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya: 

رٍو، أَنا شُعَيْبَ بنَْ زُرْعةََ، أَخْ  نِِ بكَْرُ بنُْ عََْ ثنَاَ حَيْوَةُ، أَخْبَََ حْمَنِ، حَدا ثنَاَ أَبوُ عَبْدِ الرا ثنَِِ عُقْبَةُ بنُْ  حَدا هُ، قاَلَ: حَدا بَََ

ابِهِ:   َ يقَُولُ لَِْصَُْ عَ رَسُولَ اِلله صَلَّا اُلله علَيَْهِ وَسَلّا اهُ سََِ ، أَن يفُواعاَمِرٍ الجُْهَنُِِّ "    -أَوْ قاَلَ الَْْنفُْسَ    -أَنفُْسَكُمْ    " لَ تَُِ

ينَْ )رواه أ حمد(  ناَ؟ قاَلَ: " الدا يفُ أَنفُْس َ : يََ رَسُولَ اِلله، وَمَا نُُِ  1فقَِيلَ لَهُ

Artinya 

Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Abdurrahman, telah menceritakan 
kepada kami, Haiwah telah menceritakan kepadaku Bakr bin ‘Amru, bahwa 
Syu‘aib bin Zur‘ah mengabarkan kepadanya, ia berkata; telah menceritakan 
kepadaku ‘Uqbah bin Amir al-Juhani bahwa ia pernah mendengar Rasulullah 
sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya: “Janganlah kalian 
menakut-nakuti diri kalian sendiri.” Lalu ditanyakan kepada beliau, “Wahai 
Rasulullah, dengan apa kami menakut-nakuti diri kami sendiri? “Beliau 
menjawab: “Dengan utang.” (HR. Ah}mad). 

Seseorang yang memiliki banyak utang hanya senang sesaat saja ketika 

memegang uang tersebut, setelah itu ia akan merasa tidak tenang karena memiliki 

beban tanggung jawab. Belum lagi akan ditagih bahkan dikejar-kejar oleh orang yang 

menagih atau dikejar rentenir. Setelah itu akan merasa hina kedudukannya di hadapan 

manusia, akan diremehkan dan tidak punya harga diri, akan mudah dibentak, 

dihinakan dan dijatuhkan harga dirinya di depan orang yang berutang. 

Begitu pula kebiasaan berutang maka akan mudah menjerumuskan ke dalam 

kebiasaan berbohong dan berdusta, bahkan akan sering tidak menunaikan amanah. 
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Bisa jadi berjanji akan melunasi, tetapi berbohong dan tidak berniat melunasi bulan 

depan. Bisa jadi juga berbohong agar orang tidak menagih utangnya, misalnya sedang 

sakit, ada keluarga sedang sakit atau ada keluarga yang sedang meninggal dan 

kebohongan lainnya. Karena itulah Rasulullah saw. mengingatkan sahabatnya: 

ثنَِِ أَخِِ عَنْ سُ  اعِيلُ قاَلَ حَدا سََْ
ِ
ثنَاَ ا هْريِمِ ح و حَدا نََ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّ ثنَاَ أَبوُ اليَْمَانِ أَخْبَََ دِ بنِْ  ليَْمَانَ عَنْ  حَدا مُحَما

ِ صَلَّا  تْهُ أَنا رَسُولَ اللَّا ُ عَنْْاَ أَخْبَََ َ كَانَ  أَبِِ عَتِيقٍ عَنْ ابنِْ شِهاَبٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنا عاَئشَِةَ رَضَِِ اللَّا ُ علَيَْهِ وَسَلّا  اللَّا

نِمِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ المَْأثَُِْ وَالمَْغْرَمِ فقَاَلَ لَهُ قاَئلٌِ مَا أَكْثََِ 
ِ
لَاةِ وَيقَُولُ اللاهمُا ا ِ مِنْ يدَْعُو فِِ الصا تعَِيذُ يََ رَسُولَ اللَّا  مَا تسَ ْ

ثَ فكََذَبَ وَوَعدََ فأَخَْلفََ )رواه البخاري( ذَا غرَمَِ حَدا
ِ
جُلَ ا نا الرا

ِ
 19المَْغْرَمِ قاَلَ ا

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada 
kami Syu‘aib dari al-Zuhri. Diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 
Isma‘il berkata, telah menceritakan kepadaku saudaraku dari Sulaiman dari 
Muhammad bin Abi ‘Atiq dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bahwa ‘Aisyah 
radiallahu ‘anha mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu ‘alaihi 
wasallam berdoa dalam shalat: “Allahumma inni a‘uzu bika min al-ma’sami wa 
al-magram” (Ya Allah aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit 
hutang). Lalu ada seseorang yang bertanya: “Mengapa anda banyak meminta 
perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: 
“Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang ketika dia berbicara 
biasanya berdusta dan bila berjanji sering menyelisihinya”. (HR. al-Bukhari). 

b) Penindasan Manusia (qahr al-rijal / قهر الرجال) 

Al-Qahr /القهر artinya adalah penguasaan sekaligus penaklukan. Terkadang ia 

diucapkan untuk menunjukan salah satu dari kedua makna tersebut. Dikatakan  أقَْهَرَه 

artinya dia dikuasai oleh orang yangmengalahkannya. Sedangkan القهقري artinya 

adalah berjalan ke belakang (mundur).1 Adapun kata الرجال yang berasal dari kata  رجل 

bermakna manusia laki-laki. Jadi قهر الرجال dapat diartikan penguasaan manusia. 

Berada dalam kekuasaan orang lain merupakan kondisi yang harus dihindari 

oleh setiap manusia. Kondisi tersebut dapat membuat manusia tidak dapat 

 
19Muhammad bin Isma‘il Abu> ‘Abdillah al-Bukhari al-Ja‘fi, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-Sahih 

al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillah saw wa sinanihi wa Ayyamihi, Juz 3, h. 117. 



116 

 

 

 

mengaktualisasikan diri sendiri, merusak pribadi, serta dapat mengganggu tumbuh 

baiknya mental seseorang. Sejak awal Islam mengajarkan tentang kebebasan. 

Menurut Syekh  Mustafa al-Galayani,  kebebasan  itu  mencakup kebebasan 

individual, kebebasan sosial, kebebasan ekonomi dan kebebasan berpolitik.   Di mana   

kebebasan   individu   sendiri   mencakup   kebebasan berpendapat, menulis dan  

mencetaknya dan  kebebasan  berfikir  sekaligus penyebarannya.20  

Islam yang hadir pada masa tradisi perbudakan, hakekatnya datang untuk 

membebaskan manusia dari penguasaan orang lain. Kebenaran pandangan ini sebab 

dikuatkan oleh syariat-syariat Islam, khususnya dalam bentuk sanksi pada manusia 

banyak mengatur pembebasan terhadap budak. Misalnya Islam menetapkan bahwa 

orang yang menzhihar, 1  aka sebagai kaffarah 21 -nya ialah memerdekakan budak. 

Demikian pula menetapkan bahwa sebaik-baik jalan untuk kaffarah sumpah ialah 

memerdekakan budak. Dari sini dapat kita lihat bahwa Islam menghendaki kebebasan 

setiap individu.  

Sebuah penelitian tentang dampak psikologis kolonialisme1  Barat terhadap 

masyarakat pribumi dalam kumpulan cerpen “Aloer-Aloer Merah” karya Ardi Wina 

Saputra. Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa ada dua dampak psikologis 

kolonialisme Barat, yaitu dampak moral dan dampak mental. Dampak moral banyak 

digambarkan dengan perilaku-perilaku masyarakat pribumi yang kehilangan identitas 

diri. Salah satu bentuk dari kehilangan identitas diri mereka adalah dengan cara 

meluapkan rasa dendamnya dengan membunuh tuan-tuan Belanda. Dari peristiwa-

 
20Muh. In’amuzzahidin, Konsep Kebebasan dalam Islam, At-Taqaddum, Volume 7, Nomor 2, 

November 2015, h. 263. 

21Istilah kafarat adalah denda yang telah ditentukan oleh syara’ untuk menebus dosa. Khairil 

Fata, Kafarat Shalat; Kajjian Otentisitas Sebagian Dalil-Dalil Ulama Mazhab, Jurnal Ekonomi dan 

Bisnis, Vol. 16, NO. 1, Agustus 2016, h. t.hlm. 

https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/issue/view/Volume%207%2C%20Nomor%202%2C%20November%202015
https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/issue/view/Volume%207%2C%20Nomor%202%2C%20November%202015
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peristiwa seperti itu terbangunlah konstruksi identitas dalam diri yang tertindas. 

Identitas tersebut harus diruntuhkan dengan membunuh kemudian membangun 

identitas barunya. Sedangkan dampak mental banyak digambarkan dengan trauma-

trauma yang sulit untuk dilupakan. Dampak mentalnya digambarkan dengan memilih 

jalan bunuh diri. Karena memilih dengan bunuh diri atau jalan kematian mengandung 

arti, melupakan masa perang dan mengerikan, mengingatkan kepada manusia bahwa 

jalan perang merupakan jalan damai yang penuh resiko kemanusiaan, lupakanlah 

perang dan mulailah membangun dunia baru dengan identitas baru.22 

Dari uraian-uraian di atas, dapat difahami bahwa berdasarkan hadis yang 

penulis teliti, setidaknya memuat delapan penyakit yang secara langsung sebagai 

penyakit mental atau pun penyakit yang mempengaruhi kesehatan mental.  

G. Karakteristik Kepribadian Manusia 

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang pengamalan hadis yang 

penulis teliti. Terlebih dahulu penulis akan menguraikan tentang karakter kepribadian 

manusia. Hal tersebut agar lebih memudahkan mengantar pemahaman dan 

pengamalan terhadap hadis yang penulis teliti.  

1. Manusia dalam Perspektif Psikologi Konseling  

Manusia dalam pandangan psikologi konseling mampunyai keunikan-

keunikan tersendiri. Keunikan tersebut diuraikan cukup jelas berdasarkan pada teori-

teori konseling. Perbedaan cara pandang terhadap manusia, pada akhirnya 

menghasilkan praktek konseling yang berbeda-beda. Di antara konsep manusia 

berdasarkan tinjauan psikologi konseling tersebut adalah sebagai berikut.\ 

 
22 Atikah Ikbar, Eggy Fajar Andalas, Dampak Psikologis Kolonialisme Barat terhadap 

Masyarakat Pribumi dalam Kumpulan Cerpen “Aloer-Aloer Merah” karya Ardi Wina Saputra, 

Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 6 (2) Juli 2019, h. 12. 
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a. Konseling behaviouristik 

Konsep ini berpangkal pada keyakinan-keyakinan tentang martabat manusia 

yang sebagian bersifat falsafah dan sebagian lagi bercorak psikologis, yaitu:1  

1) Manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, bagus atau jelek. 

Manusia mempunyai potensi untuk bertingkah laku baik atau buruk, tepat atau 

salah berdasarkan bekal keturunan atau pembawaan dan bakat interaksi antara 

keturunan dan lingkungan. Inilah yang pada akhirnya akan membentuk pola-

pola bertingkah laku yang menjadi ciri-ciri khas dari kepribadiannya.  

2) Manusia mampu merefleksikan tingkah lakunya sendiri, menangkap apa yang 

dilakukannya dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri.  

3) Manusia mampu memperoleh dan membentuk sendiri pola-pola tingkah laku 

yang baru melalui proses belajar.  

4) Manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya pun dipengaruhi 

oleh perilaku orang lain. 

b. Konseling Eksistensial 

Konseling eksistensial memandang manusia sebagai makhluk yang senantiasa 

dalam keadaan transisi, berkembang, membentuk diri, dan menjadi sesuatu. 

Berdasarkan asumsi tersebut, maka dimensi dasar keadaan manusia adalah:23  

1) Kapasitas kesadaran diri. 

2) Kebebasan dan tanggungjawab. 

 

23 Zamzami Sabiq, Konseling Sufistik; Harmonisasi Psikologi dan Tasawuf dalam 

Mewujudkan Kesehatan Mental, ’Anil Islam, Vol. 9. Nomor 2, Desember 2016, h. 349. Sebagaimana 

dikutip dari Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, (Bandung: Refika, 2003), h. 

255-266. 
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3) Menciptakan identitas dirinya serta menciptakan hubungan yang bermakna 

dengan orang lain. 

4) Usaha untuk mencari makna, tujuan, nilai, dan sasaran  

5) Kecemasan sebagai kondisi hidup.  

6) Kesadaran akan datangnya maut serta ketidakberadaan. 

c. Konseling Rational Emotif 

Konsep dasar konseling rational emotif yakni menekankan pada kebersamaan 

dan interaksi antara berfikir dengan akal sehat (rational thinking), berperasaan 

(emoting) dan berperilaku (acting), sekaligus menekankan kepada suatu perubahan 

cara berfikir dan menghasilkan perubahan yang berarti dalam cara berperasaan dan 

berperilaku. Konseling rational emotif ini berpangkal dari keyakinan tentang 

martabat manusia dan tentang proses manusia yang dapat mengubah diri:1  

1) Manusia mempunyai keterbatasan yang dapat mereka atasi sampai taraf 

tertentu;  

2) Perilaku manusia sangat dipengaruhi keturunan, tetapi tergantung juga dengan 

pilihan-pilihan yang dibuat sendiri;  

3) Hidup secara rasional berarti berfikir, berperasaan, dan berperilaku 

sedemikian rupa, sehingga kebahagiaan hidup bisa dicapai secara efisien dan 

efektif;  

4) Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk hidup secara rasional dan 

tidak rasional. Jika berfikir salah, maka akan menimbulkan kesukaran yang 

menggejala dalam alam perasaan dan cara bertindak;  
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5) Orang kerap berpegang pada keyakinan–keyakinan yang sebenarnya kurang 

masuk akal yang ditanamkan sejak kecil dalam lingkungan dan kebudayaan 

atau diciptakannya sendiri;  

6) Bila seseorang merasa tidak bahagia dan membunuh semangat hidup, pada 

dasarnya bukan bersumber pada kejadian atau pengalaman yang telah 

berlangsung, tetapi karena tanggapan yang tidak rasional atas pengalaman 

tersebut. 

Dari penjelasan-penjelasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

manusia pada dasarnya memiliki dua kecenderungan sekaligus. Dua kecebderungan 

itu adalah kecenderungan positif dan kecenderungan negatif. Setelah mengetahui 

manusia perspektif psikologi, selanjutnya perlu dikaji karakteristik manusia 

perspektif agama Islam sebagaimana pembahasan berikut ini. 

2. Manusia dalam Perspektif Agama Islam 

Manusia yang hakiki, antara lain adalah manusia yang menetapi jalur 

fitrahnya sebagai manusia. Fitrah secara harfiah dapat diartikan sebagai tabiat, 

ciptaan, atau asal kejadian. Karena itu laki-laki yang bergaya perempuan 

sesungguhnya telah menyalahi fitrahnya. Fitrah juga berarti suci atau kosong, seperti 

disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. bahwa manusia dilahirkan dalam 

kondisi fitrah. Makna fitrah selanjutnya adalah agama atau jalan.24 Dalam QS al-

Ru>m/30: 30, disebutkan bahwa agama adalah fitrah dari Allah swt. yang menjadi 

pedoman manusia. Dari sini dapat dikatakan bahwa karakter dasar manusia adalah 

karakter baik. Ini sejalan dengan sebuah pandangan yang meyakini bahwa manusia 

 
24Fahruddin Faiz, Menjadi Manusia Menjadi Hamba, (Cet. I; Jakarta Selatan: Noura Books, 

2021), h. 39-42. 
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hanya membawa fitrah kebaikan saja. Jika kemudian muncul kejahatan, itu karena 

manusia menyeleweng dari fitrah baiknya. Pandangan ini disebut dengan humanisme.  

Fahruddin Faiz menguraikan dalam bukunya bahwa manusia percaya ia 

memiliki kecenderungan positif. Di antara hal-hal positif yang beliau uraikan adalah 

adanya dorongan beragama, kecenderungan pada kebenaran, kecenderungan pada 

akhlak, kecenderungan pada keadilan, dorongang pada kebebasan, cenderung pada 

keindahan, serta adanya fitrah berketurunan.1 

Selain itu, manusia juga memiliki karakter-karakter negatif, di antaranya yang 

disebutkan al-Qur’an yakni manusia mudah berputus asa dan sombong (QS al-

Isra’/17: 83), mengeluh ketika susah dan kufur ketika senang (QS Yunus/10: 12), 

mudah berkeluh kesah dan kikir (QS al-Ma‘arij/70: 19), tabiat manusia tergesa-gesa 

(QS al-Anbiya’/21: 37), kebanyakan manusia ingin berbuat maksiat (QS al-

Qiyamah/75: 5),25 dan lain sebagainya. 

Dari penjelasan di atas, kembali dapat ditarik sebuah benang merah 

bahwasanya manusia di samping memiliki karakter positif, manusia juga mempunyai 

karakter negatif sekaligus. Karakter kebaikan inilah yang harus senantiasa terpelihara, 

sehingga karakter keburukan dapat terkalahkan. Hal ini kemudian akan melahirkan 

mentalitas yang baik dan sehat pada diri manusia.  

H. Pengamalan Hadis tentang Kesehatan Mental 

Histori hadis yang penulis teliti bermula ketika Rasulullah saw. menanyakan 

kepada sahabatnya, Abu Umamah perihal hadirnya duduk di masjid bukan pada 

waktu shalat. Abu Umamah kemudian bercerita bahwa ia sedang gundah karena 

 

25Abu Nizhan, Al-Quran Tematis; Panduan Praktis Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an, (Cet. I; 

Bandung: Mizan Pustaka, 2011), h. 471-472. 
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utangnya yang belum dapat ia lunasi. Rasulullah saw. segera mengajarkan kepada 

Abu Umamah sebuah doa. Terbukti setelah doa tersebut diamalkan oleh Abu 

Uma>mah, dengan izin Allah swt. kegundahan kemudian hilang serta ia dapat 

melunasi utang-utangnya. Dari kisah ini, maka dapat dikatakan bahwa untuk 

menghilangkan kegundahan, dan berbagai penyakit mental lainnya serta lunasnya 

utang adalah doa.  

1. Doa sebagai Psikoterapi 

Doa merupakan dimensi spiritual seseorang sebagai obat penyejuk hati dan 

pemelihara kesehatan mental. Dengan berdoa, akan memperkuat hubungan seseorang 

dengan Allah swt., dan dapat mendekatkan diri kepada-Nya setiap saat. Dengan 

berdoa seorang hamba dapat mengungkapkan isi hatinya dan mencurahkan segala 

kegundahannya, mengadu kepada sang pencipta. Hal ini akan memberi efek 

ketenangan disebabkan keyakinan bahwa Allah akan membantunya keluar dari 

permasalahan.  

Berbagai perintah Allah swt dalam bentuk doa banyak ditemukan dalam al-

Qur’an maupun hadis. Bahkan al-Qur’an dan hadis seringkali memberikan contoh-

contoh dari lafal doa itu sendiri. Allah berfirman QS al-Gafir/40: 60:  

ي   عِبَادَتِ عَنْ  بِرُونَ 
ْ
يسَْتَك ذِينَ 

َّ
ال إِنَّ  مْ 

ُ
ك
َ
ل سْتَجِبْ 

َ
أ ي  ادْعُونِ مُ 

ُ
رَبُّك  

َ
وَقَال

مَ دَاخِرِينَ  ونَ جَهَنَّ
ُ
 سَيَدْخُل

Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari 
menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina”.1 

Nabi sendiri sering mengajarkan doa untuk terapi kesembuhan penyakit 

mental, atau disebut Psikoterapi Islam. Misalnya: 
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a. Doa untuk terapi kesedihan, kesusahan dan kegelisahan. Rasulullah saw. 

bersabda: 

عَبْدِ   بنِْ  القْاَسِِِ  عَنِ   ، الجُْهَنُِِّ سَلمََةَ  أَبوُ  ثنَاَ  حَدا مَرْزُوقٍ،  بْنُ  فضَُيْلُ  نََ  أَخْبَََ يزَيِدُ،  ثنَاَ  عَنْ  حَدا أَبِيهِ،  عَنْ  حْمَنِ،  الرا

أَحَدًا   أَصَابَ  مَا   "  : َ وَسَلّا علَيَْهِ  اُلله  صَلَّا  اِلله  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  اِلله،  حَزَنٌ عَبْدِ  وَلَ  هٌَُّ  نِمِ  قطَُّ 
ِ
ا اللهُما  فقَاَلَ:   ،

 اسٍِْ هُوَ لََِ عَبْدُكَ، ابنُْ عَبْدِكَ، ابنُْ أَمَتِكَ، نََصِيَتِِ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِِا حُكُْْكَ، عدَْلٌ فِِا قضََاؤُكَ، أَسْألََُِ بِكُمِ 

تَأثْرَْتَ بِهِ فِِ  امْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلتَْهُ فِِ كِتاَبِكَ، أَوِ اس ْ عِلِّْ الغَْيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ    سََايْتَ بِهِ نفَْسَكَ، أَوْ علَ

وَحُ  هَُاهُ  اُلله  أَذْهَبَ  لا 
ِ
ا هَُمِي،  وَذَهَابَ  حُزْنِِ،  وَجِلَاءَ  صَدْرِي،  وَنوُرَ  قلَْبِي،  رَبِيعَ  القُْرْأ نَ  عَلَ  مَكََنهَُ تََْ وَأَبدَْلَهُ  زْنهَُ، 

عَهاَ أَنْ يتَعََلا   26مَهاَ )رواه أ حمد( فرََحًا" ، قاَلَ: فقَِيلَ: يََ رَسُولَ اِلله، أَلَ نتَعََلامُهاَ؟ فقَاَلَ: " بلَََّ، ينَبْغَِي لِمَنْ سََِ

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Yazid telah memberitakan kepada kami 
Fudail bin Marzuq telah menceritakan kepada kami Abu Salamah al-Juhani dari 
al-Qasim bin ‘Abdurrahman dari ayahnya dari ‘Abdullah ia berkata; Rasulullah 
sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seseorang mengalami 
kesedihan dan tidak pula duka, lalu ia mengucapkan; Ya Allah, sesungguhnya 
aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu dan anak hamba wanita-Mu, ubun-
ubunku berada di tangan-Mu, hokum-Mu berlaku padaku dan ketetapan-Mu 
padaku adalah adil. Aku memohon kepada-Mu dengan segenap nama-Mu atau 
yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau ajarkan kepada 
salah seorang dari makhluk-Mu atau Engkau turunkan di dalam kitab-Mu atau 
yang engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu agar Engkau menjadikan al-
Qur’an sebagai penyejuk hatiku dan cahaya dadaku serta penawar kesedihanku 
dan pelenyap dukaku. Kecuali Allah akan menghilangkan kesedihan dan 
kedukaan serta menggantinya dengan jalan keluar.” Ia berkata; Lalu dikatakan; 
Wahai Rasulullah, bolehkah kami mempelajarinya? Beliau menjawab: “Tentu, 
orang yang telah mendengarnya semestinya mempelajarinya.” (HR. Al-
Bukhari) 

Di tempat lain Rasulullah saw. bersabda: 

ثنَاَ مُحَما  ثنَاَ الحَْكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدا ، حَدا ثنَاَ الوَْلِيدُ بنُْ مُسْلٍِّ ثنَاَ هِشَامُ بْنُ عََاارٍ، حَدا ِ بنِْ  حَدا دُ بنُْ علَِمِ بنِْ عَبْدِ اللَّا

ِ صَلَّا اُلله   ثهَُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّا اهُ حَدا ثهَُ، عَنِ ابنِْ عَبااسٍ، أَن اهُ حَدا :  عَبااسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَن َ  »مَنْ لزَمَِ علَيَْهِ وَسَلّا

تَ  يََْ لَ  حَيْثُ  مِنْ  وَرَزَقهَُ  فرََجًا،  هَُمٍ  كُمِ  وَمِنْ  مَخْرَجًا،  ضِيقٍ  كُمِ  مِنْ  لَهُ   ُ اللَّا جَعَلَ  تغِْفَارَ،  أ بو  الِس ْ )رواه  سِبُ 

 1داود(

 
26Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, Musnad 

al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 6, h. 248. 
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Artinya: 

Telah menceritakan dari kami Hisyam bin ‘Ammar, telah menceritakan kepada 
kami al-Walid bin Muslim, telah menceritakan kepada kami al-Hakam bin 
Mush‘ab, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ali bin ‘Abdullah 
bin ‘Abbas dari ayahnya bahwa ia bercerita kepadanya, dari Ibnu ‘Abbas bahwa 
ia bercerita kepadanya, ia berkata; Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda: “Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah pasti akan 
selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari 
segala kegundahan serta Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah 
yang tidak ia sangka-sangka.” (HR. Abu Dawud).  

b. Doa untuk terapi gangguan insomnia. Rasulullah saw. bersabda: 

رِو بنِْ  سَْْاقَ، عَنْ عََْ
ِ
دِ بنِْ ا اعِيلُ بنُْ عَيااشٍ، عَنْ مُحَما سََْ

ِ
ثنَاَ ا ثنَاَ علَُِّ بنُْ حُجْرٍ، قاَلَ: حَدا  شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،  حَدا

ذَا فزَعَِ أَحَدُكُُْ فِِ الناوْمِ فلَْيَقُلْ:
ِ
، قاَلَ: ا َ ُ علَيَْهِ وَسَلّا هِ، أَنا رَسُولَ اِلله صَلَّا اللَّا ِ اتِ    عَنْ جَدم مَاتِ اِلله التااما أَعُوذُ بِكََِ

اَ  نَّا
ِ
ونِ فاَ يَاطِيِن وَأَنْ يََْضُُ ِ عِبَادِهِ، وَمِنْ هََُزَاتِ الش ا هُ.مِنْ غضََبِهِ وَعِقاَبِهِ وَشََم  27)رواه الترمذي( لنَْ تضَُا

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin 'Ayyasy dari Muhammad bin Ishaq dari 'Amr bin Syu'aib dari 
ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Apabila salah seorang diantara kalian terbangun dalam tidur 
hendaknya ia mengucapkan; A‘uzu bikalimatillah al-tammah min gadabihi wa 
syarri ‘ibadihi wa min hamazati al-syayatin wa an yahd}urun. (Aku berlindung 
dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan-Nya dan dari 
kejahatan para hamba-Nya serta dari bisikan syetan dan dari kedatangannya 
kepadaku. (HR. al-Tirmizi) 

c. Doa untuk terapi perasaan bimbang. Rasulullah saw. bersabda: 

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang sering mengalami kesulitan untuk 

menentukan pilihan, mulai dari yang paling sederhana dan ringan sampai pada yang 

berat dan tidak terpecahkan. Situasi yang demikian ini dapat menjadi semacam 

gangguan kejiwaan yang dikenal dengan konflik kejiwaan. Sesungguhnya Rasulullah 

saw. telah memberi petunjuk doa kepada seseorang yang mengalami kebimbangan 

sebagai berikut: 

 
27Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak al-Tirmizi, Al-Jami‘ al-Kabir - 

Sunan al-Tirmizi, Juz 5, h. 429. 
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دِ بنِْ المنُْكَدِرِ، عَنْ جَا حْمَنِ بنُْ أَبِِ الموََالِي، عَنْ مُحَما ثنَاَ عَبْدُ الرا ثنَاَ قُتَيْبَةُ، قاَلَ: حَدا ُ حَدا ِ رَضَِِ اللَّا بِرِ بنِْ عَبْدِ اللَّا

هاَ،   كُُمِ الُْمُورِ  فِِ  تخَِارَةَ  الِس ْ مِمُناَ  يعَُل  َ وَسَلّا علَيَْهِ  اُلله  صَلَّا   ِ اللَّا رَسُولُ  كَانَ  قاَلَ:  مِنَ  عَنُْْمَا،  ورَةَ  السُّ مِمُناَ  يعَُل كََمَ 

ا لِيَقُلْ:  ثُُا  الفَريِضَةِ،  غيَِْْ  مِنْ  رَكْعَتيَْنِ  كَعْ  فلَيَْْْ بِالَْمْرِ،  أَحَدُكُُْ  هَُا  ذَا 
ِ
ا  " يقَُولُ:  نِمِ  القُرْأ نِ، 

ِ
ا تخَِيُْكَ  للاهُما  بِعِلْمِكَ أَس ْ

أَعْ  وَلَ  وَتعَْلَُّ  أَقْدِرُ،  وَلَ  تقَْدِرُ  اكَ  ن
ِ
فاَ العَظِيِ،  فضَْلَِِ  مِنْ  وَأَسْألََُِ  بِقُدْرَتِكَ،  تَقْدِرُكَ  الغُيُوبِ،  وَأَس ْ مُ  وَأَنتَْ علَاا  ، لَُّ

نْ كُنْتَ تعَْلَُّ أَنا هَذَا الَْمْرَ خَيٌْْ لِي فِِ دِينِِ وَمَعَاشَِ وَعاَقِبَةِ أَمْريِ  
ِ
فاَقْدُرْهُ    -أَوْ قاَلَ عاَجِلِ أَمْريِ وَأ جِلِِِ    -اللاهمُا ا

نْ كُنْتَ تعَْلَُّ أَنا هَذَا الَْمْرَ شٌََّ لِي فِِ دِينِِ وَمَعَاشَِ وَعَ 
ِ
هُ لِي، ثُُا بَارِكْ لِي فِيهِ، وَا ْ أَوْ قاَلَ    -اقِبَةِ أَمْريِ  لِي وَيسََّمِ

 1فاَصِْْفْهُ عَنِمِ وَاصِْْفْنِِ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخيََْْ حَيْثُ كَانَ، ثُُا أَرْضِنِِ )رواه البخاري( -فِِ عاَجِلِ أَمْريِ وَأ جِلِِِ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Qut}aibah berkata, telah menceritakan kepada 
kami ‘Abdurrahman bin Abu al-Mawali dari Muhammad bin al-Munkadir dari 
Jabir bin ‘Abdullah ra. berkata: “Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam 
mengajari kami shalat istikharah dalam setiap urusan yan kami hadapi 
sebagaimana Beliau mengajarkan kami al-Qur’an, yang Beliau sallallahu ‘alaihi 
wasallam bersabda: “Jika seorang dari kalian menghadapi masalah maka 
ruku’lah (shalat) dua raka’at yang bukan shalat wajib kemudian berdoalah: 
Allahumma inni astakhiruka bi‘ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as’aluka 
min fad}likal ‘azhim, fainnaka taqdiru wa la aqdiru wa ta‘lamu wa la a‘lamu 
wa anta ‘allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta‘lamu anna hazal amru 
khairul li fi dini wa ma‘asyi wa ‘afiyati amri atau; ‘ajili amri wa ajilihi 
faqdurhu lii wa yassirhu lii summa barik lii fihi. Wa in kunta ta‘lamu anna 
hazal amru syarrul li fi dini wa ma‘asyi wa ‘afiyati amri” aw qaola; fi ‘ajili 
amri wa ajilihi fashrifhu ‘anni washrifni ‘anhu waqdurliyl khaira haisu kana 
summar dini”. Beliau bersabda: Dan sebutlah keperluannya" (Ya Allah aku 
memohon pilihan kepada-Mu dengan ilmu-Mu dan memohon kemampuan 
dengan kekuasaan-Mu dan memohon kepada-Mu dengan karunia-Mu yang 
Agung, karena Engkau Maha berkuasa sedang aku tidak berkuasa, Engkau 
Maha Mengetahui sedang aku tidak mengetahui karena Engkaulah yang Maha 
Mengetahui perkara yang ghoib. Ya Allah bila Engkau mengetahui bahwa 
urusan ini baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku 
ini atau Beliau bersabda; di waktu dekat atau di masa nanti maka takdirkanlah 
buatku dan mudahkanlah kemudian berikanlah berkah padanya. Namun 
sebaliknya, ya Allah bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku, 
bagi agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku ini atau Beliau bersabda; 
di waktu dekat atau di maa nanti maka jauhkanlah urusan dariku dan jauhkanlah 
aku darinya dan tetapkanlah buatku urusn yang baik saja dimanapun adanya 
kemudian paskanlah hatiku dengan ketepan-Mu itu”. Beliau bersabda: “Dia 
sebutkan urusan yang sedang diminta pilihannya itu”. (HR. al-Bukhari) 

Doa-doa di atas adalah beberapa contoh dari doa-doa yang dituntunkan 

oleh Rasulullah saw. untuk psikoterapi. Di samping itu masih banyak doa-doa 



126 

 

 

 

lain baik dari Hadis maupun dari ayat Al-Qur’an yang dapat digunakan untuk 

psikoterapi. 

2.   Pengaruh Doa terhadap Kesehatan Mental 

Zakiah Daradjat, pakar dan praktisi konseling dan psikoterapi Islam, 

berpendapat bahwa doa dapat memberikan rasa optimis, semangat hidup dan 

menghilangkan perasaan putus asa ketika seorang menghadapi keadaan atau masalah-

masalah yang kurang menyenangkan baginya. Dalam hal ini ia menyatakan bahwa 

doa memiliki peranan penting bagi ketenteraman batin. Berdoa dapat memupuk rasa 

optimis di dalam diri, serta menjauhkan rasa pesimis dan putus asa. Doa juga 

mempunyai peranan penting dalam penciptaan kesehatan mental dan semangat hidup. 

Doa mempunyai makna penyembuhan bagi stress dan gangguan kejiwaan. Doa juga 

mengandung manfaat untuk pencegahan terhadap terjadinya kegoncangan jiwa dan 

gangguan kejiwaan. Serta doa mempunyai manfaat bagi pembinaan dan peningkatan 

semangat hidup. Dengan kata lain, doa mempunyai fungsi kuratif, preventif dan 

konstruktif bagi kesehatan mental.28 

Dadang Hawari seorang psikiater yang mengembangkan psikoterapi holistic 

berpendapat bahwa dari sudut pandang kesehatan jiwa, doa dan dzikir mengandung 

unsur psikoteraputik yang mendalam. Psikoreligius terapi ini tidak kalah pentingnya 

dibandingkan dengan psikoterapi psikiatrik, karena ia mengandung kekuatan 

spiritual/kerohanian yang membangkitkan rasa percaya diri dan rasa optimisme 

(harapan kesembuhan). Dua hal ini, yaitu rasa percaya diri (self konfident) dan 

optimisme, merupakan dua hal yang amat essensial bagi penyembuhan suatu penyakit 

di samping obat-obatan dan tindakan medis yang diberikan.1 Moh. Sholeh, yang juga 

 
28M. Darojat Ariyanto, Psikoterapi dengan Doa, SUHUF, Vol. XVIII, No. 01/Mei 2006, h. 

21-22. 
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seorang psikiater, menulis disertasi tentang Pengaruh Salat Tahajjud terhadap 

Peningkatan Respons Ketahanan Tubuh Imunologik, Suatu Pendekatan 

Psikoneuroimunologi (2000). Ia menyatakan bahwa doa merupakan auto sugesti yang 

dapat mendorong seseorang berbuat sesuai dengan yang didoakan dan dapat merubah 

jiwa dan badan. Begitu pula Ibrahim Muhammad Hasan al-Jamal, menyatakan bahwa 

dengan berdoa orang akan merasakan kehadiran Allah swt., kedamaian, ketenangan, 

meninggikan spiritual, dan memperkuat motivasi yang positif.29   

Dari uraian-uraian di atas, jelas bahwa doa sangat berpengaruh terhadap 

kesehatan mental manusia. Oleh karena itu, perhatian terhadap doa dalam menangani 

gangguan kesehatan mental, mestinya diamalkan. Sebab dengan sehatnya mental, 

maka akan melahirkan perilaku-perilaku positif. Dengan mental yang sehat seseorang 

akan mudah melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas yang produktif. Dengan doa 

akan menjadikan manusia terhindar dari penyaki-penyakit kejiwaan.  

 

29M. Darojat Ariyanto, Psikoterapi dengan Doa, SUHUF, Vol. XVIII, No. 01/Mei 2006, h. 23-

24. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan pada 

bab-bab di atas, maka beberapa hal oleh penulis dapat disimpulkan, sebagai berikut: 

1. Kualitas hadis. Hadis tersebut mengandung histori tentang pertemuan 

Rasulullah saw. dengan Abu Umamah. Rasulullah saw. menanyakan kepada 

sahabatnya, Abu Umamah perihal hadirnya duduk di masjid bukan pada 

waktu shalat. Abu Umamah kemudian bercerita bahwa ia sedang gundah 

karena utangnya yang belum dapat ia lunasi. Rasulullah saw. segera 

mengajarkan kepada Abu Umamah sebuah doa.  Lafal doa tersebut adalah 

Allahumma inni a’uzu bika min al-hammi wa al-hazani wa a’uzu bika min al-

‘ajzi wa al-kasali, wa a’uzu bika min al-jubni wa al-bukhli wa auzu bika min 

galabah al-daini wa qahr al-rijal. (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 

kegundahan, dan kesedihan, dan aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, 

dan kemalasan, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat penakut, dan bakhil, 

dan aku berlindung kepada-Mu dari terlilit hutang, dan penguasaan dari orang 

lain). Terdapat delapan penyakit yang terkandung dalam doa tersebut yang 

harus dihindari. Terbukti setelah doa tersebut diamalkan oleh Abu Umamah, 

dengan izin Allah swt. kegundahan kemudian hilang serta ia dapat melunasi 

utang-utangnya.  

2. Amalan dari isi hadis tersebut adalah doa. Dengan berdoa seseorang dapat 

sampai pada titik sembuhnya panyakit-penyakit jiwa, dalam hal ini dengan 

berdoa dapat melahirkan mental yang sehat. Pernyataan ini didukung oleh 
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beberapa penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa berdoa memiliki peranan 

penting bagi ketenteraman batin. Berdoa dapat memupuk rasa optimis di 

dalam diri, menjauhkan rasa pesimis dan putus asa, dapat menyembuhkan 

penyakit stress dan gangguan kejiwaan. Berdoa dapat membangkitkan rasa 

percaya diri dan rasa optimisme (harapan kesembuhan). Serta dengan berdoa 

seseorang akan merasakan kehadiran Allah swt., kedamaian, ketenangan, 

meninggikan spiritualitas, dan memperkuat motivasi yang positif dalam diri. 

B. Implikasi  

Kesehatan mental khusunya dalam pandangan hadis Nabi Muhammad saw., 

penting untuk dipahami, dihayati dan dihindari dalam kehidupan. Mengingat begitu 

buruk dampak yang ditimbulkan dari jiwa yang mengalami gangguan. Apalagi berada 

dizaman ini, perkembangan teknologi informasi dapat memicu munculnya berbagai 

penyakit-penyakit mental. Belum lagi, sekitar dua tahun terakhir dunia dilanda covid-

19, yang pastinya memicu penyakit seperti stress dan depresi, baik di akibatkan oleh 

covid-19 itu sendiri, ataupun faktor-faktor eksternal, seperti sulitnya mendapatkan 

pekerjaan. Tentu terapi terhadap mental sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. 

Kajian tentang kesehatan mental khusunya dalam pandangan hadis Nabi 

Muhammad saw, menarik untuk tetap dikaji dan disebarkan ke masyarakat luas, 

sebab dari waktu kewaktu, pola perilaku manusia selalu dinamis yang tidak menutup 

kemungkinan munculnya berbagai gangguan-gangguan kesehatan mental lainnya. 

Akhirnya, kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. semata dan kekurangan berasal 

dari manusia. Dengan demikian peneliti menyadari berbagai kekurangan 

keterbatasan, hingga kesalahan yang membutuhkan koreksi, teguran dan kritikan 

demi kesempurnaan penelitian dan hasil yang lebih baik lagi. 



134 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abu Muhammad ‘Abd al-Mahdi bin ‘Abd Qadir bin ‘Abd Hadi, Tarqu Takhrij Hadis 
Rasulullah saw, terj. S. Agil Munawwar dan Ahmad Rifqi Muchtar, Metode 
Takhrij Hadis Cet.I; Semarang: Dina Utama, 1994. 

Abu Nizhan, Al-Quran Tematis; Panduan Praktis Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an, 
Cet. I; Bandung: Mizan Pustaka, 2011. 

Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Ibnu Majah, Juz II t.tp.: Dar Ihya 
al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th. 

Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, 
Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 38, (Cet. I; t.tp.: Mu’assasah al-
Risalah, 2001 M/1421 H), h. 228-229. Lihat juga Abu ‘Abdullah Muhammad 
bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, t.tp.: Dar Ihya al-Kutub al-
‘Arabiyah, t.th. 

Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, 
Musnad al-Imam Ah}mad bin Hanbal, Juz 13, Cet. I; t.tp.: Mu’assasah al-
Risalah, 2001 M/1421 H. 

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‘as\ bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amr al-
Azdi al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, Juz 2, Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 
t.th.. Hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa mukharrij dengan berbagai 
versi yakni: Muhammad bin Isma‘il Abu ‘Abdillah al-Bukhari al-Ja‘fi, Al-Jami‘ 
al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillah saw wa sinanihi wa 
Ayyamihi, Juz 8, Cet. I; t.tp.: Dar Tuq al-Najah, 1442 H,. Lihat juga 
Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak al-Tirmizi, Al-Jami‘ 
al-Kabir - Sunan al-Tirmizi, Juz 5, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998 M,. 
Lihat juga Abu ‘Abdurrahman Ahmad bin Syu‘aib bin ‘Ali al-Khurasani al-
Nasa’i, al-Sunan al-Sugra al-Nasa’i, Juz 8, Cet. III; t.tp.: Maktabah al-
Matbu‘ah al-Islamiyyah, 1986 M/ 1406. Lihat juga Abu ‘Abdullah Ahmad bin 
Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, Musnad al-Imam 
Ahmad bin Hanbal, Juz 19, Cet. I; t.tp.: Mu’assasah al-Risalah, 2001 M/1421 
H. 

Abustani Ilyas dan La Ode Ismail, Pengantar Ilmu Hadis,. Arifuddin Ahmad, 
Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi Cet. II; Ciputat: Penerbit MMCC, 
2005. 

Adisty Wismani Putri dkk, Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, 
dan Keterbukaan Masyarakat terhadap Gangguan Kesehatan Mental), Prosiding 
KS: Riset & PKM, Vol. 2, No. 2,  

Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali bin Musa al-Khusraujirdi al-Khurasani Abu Bakar al-
Baihaqi, al-Adab li al-Baiaqi, Juz 1, Cet. I; Bairut: Mu’assasa al-Kutub al-
Saqafah, 1408 H/1988 M. 

Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, Abi al-Husayn, Maqayis al-Lughah, Juz IV, Mesir: 
Musthafa al-Bab al-Habibi, 1970. 



135 

 

 

 

Al-Ragib al-Asfahani, al-Mufradat fii Garib al-Qur’an, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, 
Kamus al-Qur’an; Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam 
al-Qur’an, Jilid 3, Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017 M/ 1438 H. 

Amin bin ‘Abdullah al-Syaqawi, Zam al-Jubni, Terj. Abu Umamah Arif 
Hidayatullah, Sifat Pengecut, (t.tp: Islam House.com, 1435 H/ 2014 M), h. 4. 

Anis Masykhur, Doa Ajaran Rasul; Kumpulan Doa dalam Al-Hadis beserta 
Uraiannya, Cet. I; Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2007. 

Atikah Ikbar, Eggy Fajar Andalas, Dampak Psikologis Kolonialisme Barat terhadap 
Masyarakat Pribumi dalam Kumpulan Cerpen “Aloer-Aloer Merah” karya Ardi 
Wina Saputra, Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 6 (2) 
Juli 2019. 

Ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan makna al-hamm dengan maksud keinginan di 
antaranya adalah QS Yusuf/12: 24, QS al-Nisa’/4: 113, QS al-Taubah/9: 13, QS 
al-Taubah/9: 74, dan QS Gafir/40: 5.  

Ayu Cahyanti, “Peran Keluarga dalam Kesehatan Mental Remaja Kelurahan 
Yosorejo 21 A Metro Timur” Metro, 24 juni 2020. 

BBC News Indonesia, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia: 'Saya merasa benar-benar 
sendiri hingga sempat ingin bunuh diri', bbc.com,  6 Juni 2022, (10.10 Wita). 

Dadang Hawari, Al-Qur’an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa, Yogyakarta: Dana 
Bkahti Prima Yasa, 1996. 

Databoks, Negara-Negara Dengan Penderita Gangguan Mental Terbesar, 
http//databoks.katadata.co.id/, 6 Juni 2022, (10.00 Wita). 

Dhorothea, Orang yang Pelit rentan Alami Stress, https://health.kompas.com, (12 Juni 
2022). 

Diana Vidya Fakhriani, Kesehatan Mental, Pamekasan: Duta Media, 2019,   Definisi 
ini merupakan alih bahasa dari kalimat, “a state of complete physical, mental 
and social wellbeing, not merely the absence of disease or infirmity.”  Lihat 
Mia Fitriah Elkarimah, Kajian al-Qur’an dan Hadis tentang Kesehatan Jasmani 
dan Rohanni, Tajdid, Vol. XV, No. 1, Januari-Juni 2016. 

Dinda Aulia Putri, Pengendalian Emosi Sedih Menurut al-Qur’an; Kajian Tafsir 
Surah Yusuf Ayat 86 dengan Pendekatan Psikologi, Skripsi, Jakarta: Institut 
Ilmu al-Qur’an, 2021. 

Fahruddin Faiz, Menjadi Manusia Menjadi Hamba, Cet. I; Jakarta Selatan: Noura 
Books, 2021. 

Fauzan, Konsep al-Din Menurut Naquib al-Attas, Al-Madaris, VoL. 2, N0. 1, 2021. 

Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang 
drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat bahagia 
kemudian berubah menjadi sangat sedih. Berdasarkan data World Health 
Organization di tahun 2017, ada sekitar 45 juta orang di seluruh dunia yang 
menderita gangguan bipolar. Gangguan ini merupakan salah satu penyebab 
utama cacat dan kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia. Gangguan 
Bipolar, http:// www.alodokter, 6 Juni 2022, (10.17 Wita). 

https://health.kompas.com/


136 

 

 

 

Hadis tersebut adalah: 

Hawari, Dadang, al-qurān, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, 1995. 
Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Jasa, 31 

Ika Maidah Nazli Matondang , “ Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kesehatan Mental 
pada Remaja di Lingkungan I Kelurahan Penyambungan II” Medan, Agustus 
2021. 

Ikhwan Fuad, “Kesehatan mental menurut hadis Nabi Muhammad Saw (kajian tahlili 
terhadap riwayat Abu Dawud)”, jurnal an-Nafs: kajian dan penelitian 
psikologi, vol. 1 no.1 2016. 

Interpretasi berasal dari bahasa latin;interpretatio artinya penjelasan atau keterangan. 
Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap 
sesuatu, juga pengertian lainnya adalah Tafsran. Abd. Muin Salim, Mardan, 
Achmad Abu Bakar, Metodologi Penelitian Tafsir Maudu’i Yogyakarta: 
Pustaka al-Zikra, 2011. 

Istilah kafarat adalah denda yang telah ditentukan oleh syara’ untuk menebus dosa. 
Khairil Fata, Kafarat Shalat; Kajjian Otentisitas Sebagian Dalil-Dalil Ulama 
Mazhab, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 16, NO. 1, Agustus 2016. 

Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama; Sebuah Pengantar, Edisi Kedua, Cet.I; 
Bandung: Mizan, 2021. 

Jawami‘ al-Kalim merupakan salah satu istilah dalam ilmu hadis berkaitan dengan 
bentuk matannya. Jawami‘ al-Kalim adalah perkatan Nabi Muhammad saw 
yang diungkapkan dalam bentuk singkat, namun padat maknanya. Syuhudi 
Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Tela’ah Ma’ani al-Hadits 
tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal. Cet. I; Jakarta: PT. 
Bulan Bintang, 1415 H/ 1994 M. 

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012.  

Kharisma Nasihatul Magfiroh, “Religiusitas dan Kesehatan Mental Pada Remaja” 
Malang, 4 juni 2020. 

Kolonialisme atau penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai 
rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan 
negara asal tersebut, istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan 
keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem 
ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat ketimbang 
yang dikolonikan. Wikipedia, Kolonialisme, https://id.wikipedia.org, 13 Juni 
22. 

M. Darojat Ariyanto, Psikoterapi dengan Doa, SUHUF, Vol. XVIII, No. 01/Mei 
2006. 

M. Hasby As Shidiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Semarang : Thoha Putra, 
1994. 

M. Wahid Nasruddin, Gangguan Kecemasan dalam Perspektif Al-Qur’an; 
Pendekatan Psikologi, Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018. 

https://id.wikipedia.org/


137 

 

 

 

Sebagaimana dikutip dari Sutardjo A. Wiramihardja, Pengantar Psikologi 
Abnormal Bandung: Refika Aditama, 2005. 

M. Wahid Nasruddin, Gangguan Kecemasan dalam Perspektif Al-Qur’an; 
Pendekatan Psikologi, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), h. 23. 

Mahmud al-Tahhan, Taysir Mustalah al-Hadis, Beirut : Dar al-Saqafah al-Islamiyah, 
tth., 15 

Maladaptif adalah tanggapan atau reaksi seseorang yang tidak sesuai (dapat) 
menyesuaikan diri dengan lingkungan baik badan maupun ucapan.  

Mardeli, “Teori Kompensasi Emosi”, Jurnal Tadrib, Vol. 2, No. 1, Juni 2016, h. 23 

Muh. In’amuzzahidin, Konsep Kebebasan dalam Islam, At-Taqaddum, Volume 7, 
Nomor 2, November 2015. 

Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak al-Tirmizi, Al-Jami‘ al-
Kabir - Sunan al-Tirmizi, Juz 4, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998 M,.  Lihat 
juga  Abu Bakr 'Abdullah bin al-Zubair bin ‘Isa bin ‘Ubaidillah al-Qurasyi al-
Asadi al-Humaidi al-Makki, Musnad al-Hu}umaidi, Juz 1, Cet. I; Damaskus: 
Dar al-Saqa, 1996 M.  

Muhammad Ahmad, M. Mudzakkir, Ulumul Hadit Cet. III; Bandung: Puska Setia, 
2004. 

Muhammad Fathoni, Metode Tafsir Tahlili dan Ijmali Senin, 16 Desember 2012. 

Muhammad Yûsuf, “Terapi Mengatasi Kesedihan Menurut Al-Kindi”, Skripsi 
Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007. 

Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Al-Musnad al-Sahih bi 
Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ila Rasulilah saw, Juz 4, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-
‘Arabi, t.th. 

Nada Bikriyah, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Peserta Didik 
di SMPN 166 Jakarta” Jakarta, 16 Januari 2020. 

Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Qur’an , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2005. 

Oleh: Armyn Hasibuan, Peranan Ajaran Tasawuf dalam Pembinaan Kesehatan 
Mental, HIKMAH, Vol. VIII, No. 01 Januari 2014.  

Pasiska dkk, Menjaga Kesehatan Mental dengan Pendekatan Shalat: Analisis Sanad 
dan Matan Hadis, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 01, No. 02 Juli-
Desember 2019. 

Penabur, Hari Kesehatan Mental Sedunia, https://bpkpenabur.or.id/ 7 Juni 2022, 
(00.56) Wita. 

Purmansyah Ariadi, “Kesehatan mantal manurut hadis Nabi Muhammad Saw, kajian 
tahlili terhadap riwayat Abu Dawud)”, Kesehatan Mental dalam psikologi 
islam: Syifa’ Medika, vol. 3. No 2. Maret 2013. 

https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/issue/view/Volume%207%2C%20Nomor%202%2C%20November%202015
https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/issue/view/Volume%207%2C%20Nomor%202%2C%20November%202015
https://bpkpenabur.or.id/


138 

 

 

 

Qurotul Uyun, “Kesehatan Jiwa Menurut Paradigma Islam: Kajian Berdasarkan al-
Qur’an dan Hadist” Yogyakarta, November 2015. 

Ramayulis, Psikologi Agama, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), h. 17. 

Redaksi Halodoc, Tanda yang Muncul di Tubuh Saat Mengalami Stres, 
https://www.halodoc.com/, 8 Juni 2022, 15.00 Wita. 

Rifqi Rosyad, Pengaruh Agama terhadap Kesehatan Mental, Syifa al-Qulub, Vol. 1, 
No. 1, Juli 2016. 

Rokom, Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia, 
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/, 6 Juni 2022, (10.14 Wita). 

Rossi Delta Fitrianah, Keseimbangan Emosi dan Kesehatan Mental Manusia dalam 
Perspektif Psikologi Agama, Syi’ar, Vol. 18 No. 1 Januari-Juni 2018,. Hal ini 
sebagaimana dikutip dari Sutarjo Wiramiharja, Pengantar Psikologi Abnormal, 
Bandung: Refika Aditama, 2005. 

Skizofrenia adalah gangguan mental yang dapat memengaruhi tingkah laku, emosi, 
dan komunikasi. Penderita skizofrenia dapat mengalami halusinasi, delusi, 
kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Skizofrenia sering disamakan 
dengan psikosis, padahal keduanya berbeda. Psikosis hanyalah salah satu gejala 
dari gangguan mental, seperti gangguan bipolar, delusi, depresi berat, dan 
skizofrenia. Meski gejala psikosis dapat muncul pada skizofrenia, tidak semua 
penderita skizofrenia pasti mengalaminya. Skizofrenia, https://www.alodokter.c
om/, 6 Juni 2022, 10.17 Wita. 

Sohari, Etos Kerja dalam Perspektif Islam, Islamiceconomis: Jurnal Ekonomi Islam, 
Vol 4. No 2 2013. 

Sulaiman bin Ah}mad bin Ayyub bin Mutir al-Lakhmi al-Syami Abu al-Qasim al-
Tabrani, al-Mu‘jam al-Ausat, Juz 1, Kairo: Dar al-Haramain, t.th.,. Lihat juga 
Abu Ya‘la Ahmad bin ‘Ali bin al-Musanna bin Yahya bin ‘Isa bin Hilal al-
Tamimi, Musnad Abu Ya‘la, Juz 7, (Cet. I; Damaskus: Dar al-Ma’mun li al-
Turas, 1404 H/1984 M.  

Tanya Jawab tentang Islam, Apakah Malas termasuk Maksiat, https://islamqa.info/id/, 
12 Juni 2022. 

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma‘ruf telah mengabarkan kepada kami 
Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku ‘Amru bin al-Haris dari Abu ‘Ali 
Sumamah bin Syufayi bahwa dia mendengar ‘Uqbah bin ‘Amir berkata, “Saya 
pernah mendengar Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan ketika 
beliau di atas mimbar: '(Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan 
apa saja yang kamu sanggupi) ' Qs. Al Anfaal: 60, ketahuilah sesungguhnya 
kekuatan itu adalah melempar, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah 
melempar, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. HR. 
Muslim. Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Al-
Musnad al-Sahih bi Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ila Rasulilah saw, Juz 3, Beirut: 
Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th. 

Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa 2008. 

https://www.halodoc.com/
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/
https://www.alodokter.com/
https://www.alodokter.com/
https://islamqa.info/id/


139 

 

 

 

Ulfi Putra Sany, Gangguan Kecemasan dan Depresi Menurut Perspektif al-Qur’an, 
Syntax Literate, Vol. 7, Special Issue No. 1, Januari 2022. 

Wandansari Sulistyorini dan Muslim Sabarisman, Depresi: Suatu Tinjauan 
Psikologis, Sosio Informa Vol. 3,  No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2017.  

Yoana Bela Pradityas dkk, Maqamat Tasawuf dan Terapi Kesehatan Mental; Studi 
Pemikiran Amin Syukur, Religia, Vol. 18 No. 2, Oktober 2015, Lihat juga 
Amin Syukur, Sufi Healing; Terapi dengan Metode Tasawuf, Jakarta: Erlangga, 
2012. 

Zamzami Sabiq, Konseling Sufistik; Harmonisasi Psikologi dan Tasawuf dalam 
Mewujudkan Kesehatan Mental, ’Anil Islam, Vol. 9. Nomor 2, Desember 2016, 
Lihat juga Mustafa Zahri, Kunci Memahami Ilmu Tasawuf, Surabaya: PT. Bina 
Ilmu, 1995.  

Zamzami Sabiq, Konseling Sufistik; Harmonisasi Psikologi dan Tasawuf dalam 
Mewujudkan Kesehatan Mental, ’Anil Islam, Vol. 9. Nomor 2, Desember 2016, 
Sebagaimana dikutip dari Ekoeswara, Teori dan Praktek Konseling dan 
Psikoterapi, Jakarta: Eresco, 1988. 

Zihar adalah seorang laki-laki menyerupakan isterinya dengan ibunya sehingga 
interinya itu haram atasnya. Seperti kata suami kepada isterinya: Engkau 
tampak olehku seperti punggung ibuku. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam; Hukum 
Fiqh Lengkap, Cet. 91; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2020. 

Zulkarnain, “Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan” IAIN Syaikh 
Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Vol. 10, no. 1 2019. 

 

 

  



140 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

Muhammad Arif. lahir di Seppong, pada tanggal 12 Juni 1996 

Penulis merupakan anak  pertama dari empat bersaudara, dari 

pasangan Bapak Harun T, dan Ibu Habibah. Menyelesaikan 

pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) Negri 23 Impres 

Seppong,  di daerah sendiri  pada tahun 2009, dan 

menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP 

Negeri 4 Sendana padsa tahun 2012, kemudian menyelesaikan 

pendidikan tingkat menengah atas (MA) Pesantren IHYAUL ULUM DD BARUGA 

majene  pada tahun 2015. 

Penulis masuk Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2015 

dengan mengambi l program  studi Ilmu  Hadis  pada Fakultas Ushuluddin Filsafat 

dan Politik.  

Menulis skripsi dengan judul “Kesehatan Mental menurut Perspektif Hadist 

Nabi Muhammad Saw (Kajian Tahlili Terhadap Riwayat Abu Dawud).” untuk 

memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). 

 

 


