
 

 

 

RAGAM EKSPRESI KETERTARIKAN PEREMPUAN TERHADAP  

LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN 

 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  

Sarjana Agama Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir  

pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

 UIN Alauddin Makassar 
 

 

Oleh: 

SYAMSURYANA 

NIM: 30300119074 
 

 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2023 



    

 

ii 

  

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Syamsuryana 

NIM   : 30300119074 

Tempat/Tgl. Lahir  : Ara, 27 Januari 2002 

Prodi   : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Fakultas   : Ushuluddin dan Filsafat 

Alamat   : Bulukumba 

Judul    : Ragam Ekspresi Ketertarikan Perempuan terhadap Laki-Laki 

     dalam Perspektif al-Qur’an 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka 

skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

 

Makassar, 26 Juli 2023 

Penyusun, 

 

 

 

 

 

Syamsuryana 

NIM: 30300119074 

  

Stamp



    

 

iii 

  

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

Skripsi yang berjudul, Ragam Ekspresi Ketertarikan Perempuan terhadap Laki-

Laki  yang disusun oleh Syamsuryana, NIM: 30300119074, Mahasiswa Program Studi 

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin 

Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang 

diselenggarakan pada hari Selasa, 8 Agustus 2023 dinyatakan telah diterima sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag), pada prodi Ilmu Al-

Qur’an dan Tafsir (dengan beberapa perbaikan). 

 

 

            Makassar,  8    Agustus   2023 

      21 Muharram 1445 

 

 

DEWAN PENGUJI: 

Ketua   : Dr. Muhsin, S.Ag., M.Th.I   (……………………) 

Sekretaris  : Yusran, S.Th.I., M.Hum.  (……………………) 

Munaqisy I  : Dr. Hj. Halimah Basri, M.Ag. (……………………) 

Munaqisy II  : Dr. Abdul Ghany, S.Th.I., M.Th.I. (……………………) 

Pembimbing I  : Dr. Hj. Aisyah. S.Ag, M.A.  (……………………) 

Pembimbing II : Muhammad Tajuddin, M.Ag. (……………………)  

Diketahui oleh: 

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

Dr. Muhsin, S.Ag., M.Th.I 

NIP. 197111251997031001 

Stamp



    

 

iv 

  

KATA PENGANTAR 
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ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله قلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 

 ورسوله. 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah swt. yang 
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serta memberikan memotivasi sehingga penulis dapat mengatasi setiap hambatan yang 
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Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada orangtua 

penulis, ibunda tercinta Sinarwati yang melalu melimpahkan cinta dan kasihnya tanpa 

sedikitpun jeda, memberikan seluruh hidupnya untuk membesarkan dan mendidik 

penulis hingga saat ini. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan keberkahan dan 

kebahagiaan dalam hidup beliau. Untuk Ayahanda tercinta Ahmad Tajrim 

rah}i>mahullah, meski sosoknya telah kembali kepada-Nya sejak penulis kecil, namun 

namanya selalu menjadi pengingat akan cita-cita untuk berkumpul kembali di surga-

Nya. Semoga Allah swt. menerangkan dan melapangkan kubur beliau, serta diberikan 

tempat yang nyaman berupa taman-taman surga.  Terima kasih kepada kedua kakak 

penulis, Salman Hidayat, S.Kom. dan Syamsidaryani yang selalu memberikan 

dukungan dan doanya. Juga kepada paman penulis Bapak Mudatsir, Bapak A’ju, dan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama  

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

ṡ ث |a ṡ es (dengan titik di atas) 

 jim j le ج

 h{a’ h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل
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 mim m em م

 nun n en ن 

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ي

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

pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maa ditulis dengan tanda (`). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath{ah a a ا َ

 kasrah i i اِ

 d}ammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath{ah dan ya>’ ai a dan i ى

 kasrah dan wau au a dan u و

Contoh: 

ف  يْ ك     : kaifa   

ل  وْ ح     : haula 

3. Maddah 
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Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Huruf  

 fath{ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas …  ا | …  ى 

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

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas و  

Contoh: 

 māta :  م ات  

 ramā : رمى

 qīla : قيل

 yamūtu : يموت 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

الِ ف  طْ الْ   ة  ض  وْ ر    : rauḍah al-aṭfāl 

ة  ل  اضِ ف  الْ  ة  ن  ي ْ دِ م  الْ   : al-madīnah al-faḍilah 
ة  م  كْ الحِْ    : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ََان  رب َّ  َ  : rabbana> 
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ن ا   najjainā : نَ َّي ْ

 al-ḥaqq : الحْ ق  

 nu’’ima : ن  عِٰم  
 aduwwun‘ : ع د و  

Jika huruf ى ber-tasydīd di akhir kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ـىّ ـــــــــِ ), 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

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

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر بِ  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam 

ma’rifah).  Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutiny dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الش مْس  

 al-zalzalah (al-zalzalah): الْز لْز ل ة  

 al-falsafah : الْف لْس ف ة  

 al-bilādu : الْبِلا د  

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’murūna : تَ ْم ر وْن  

 ‘al-nau : ا لن َّوْع  

 syai’un : ش يْء  



    

 

xi 

  

 umirtu : أ مِرْت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istiah atau kalimat 

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

sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam duia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata alQur’an 

(dari al-Qur’ān), ahamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Żilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafż al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

الله ن  يْ دِ   dīnullāh بالله billāh 

Adapun ta>’ marbu>tah di akhir kata yang disandarkan kepada lafż al-jalālah, 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah [t]. Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh ه مْ فِْ ر حْْ ةِ الله

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital bedasarkan pedoman ejaan Bhasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
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sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam caatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’an 

Naṣīr al-Dīn al-Ṫūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl  

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

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh:  

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥamīd Abu) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subḥānahū wa ta’ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat   
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ABSTRAK 

Nama  : Syamsuryana 

NIM  : 30300119074 

Judul  : Ragam   Ekspresi   Ketertarikan   Perempuan  Laki-Laki   dalam   Perspektif  

   Al-Qur’an 
 

 Skripsi ini adalah suatu kajian ilmiah yang membahas tentang Ragam Ekspresi 

Ketertarikan Perempuan terhadap Laki-Laki dalam Perspektif al-Qur’an. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui esensi ketertarikan perempuan 

terhadap laki-laki dalam al-Qur’an, 2) Untuk mengetahui bentuk ekspresi ketertarikan 

perempuan terhadap laki-laki dalam al-Qur’an, 3) untuk mengetahui implikasi ekpresi 

ketertarikan dalam kehidupan.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk library research 

(kepustakaan) dengan pendekatan tafsir maudhu’i yaitu yaitu suatu metode tafsir yang 

berusaha mencari jawaban al-Qur’an tentang masalah tertentu dengan jalan menghimpun 

seluruh ayat yang dimaksud, lalu menganalisisnya lewat ilmu-ilmu bantu, yang relevan untuk 

kemudian melahirkan konsep yang utuh dari al-Qur’an, penelitian ini juga menggunakan 

pendekatan historis, dan psikologis. Ayat-ayat yang dibahas adalah yang mengandung lafal-

lafal yang merujuk pada makna ketertarikan khusunya ketertarikan perempuan terhadap laki-

laki yaitu term h}ub, ra>wada, dan mawaddah. Adapun sumber data penelitian ini yaitu al-Qur’an 

sebagai sumber data primer, dan yang menjadi sumber data sekunder yaitu kitab tafsir, jurnal, 

serta buku-buku yang berkaitan dengan ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspresi ketertarikan adalah ungkapan 

perasaan yang menunjukkan adanya kecenderungan terhadap sesuatu. Term yang merujuk 

pada makna ketertarikan yaitu h}ub, ra>wada, dan mawaddah masing-masing memiliki makna 

khusus pada penggunaannya sebagai bentuk ketertarikan dalam al-Qur’an. Term h}ub  dapat 

dimaknai sebagai ketertarikan secara umum. Term ra>wada menunjukkan ketertarikan 

perempuan terhadap laki-laki dalam bentuk yang negatif. Sedangkan term mawaddah merujuk 

pada makna ketertarikan yang diarahkan untuk membina hubungan rumah tangga. Bentuk 

ekspresi ketertarikan dapat dilihat dalam kisah al-Qur’an yaitu pertama bentuk ekspresi 

ketertarikan dengan menggoda laki-laki (Kisah Imra’at al-Aziz) QS Yu>suf/12: 23, takjub dan 

pemujaan berlebihan (Kisah Istri-Istri Bangsawan) QS Yu>suf/12: 31, memberi respon positif 

dan senang menyebut namanya (Kisah Ratu Saba’) QS al-Naml/27: 29-44, dan memuji laki-

laki (Kisah Shafura) QS Qas}as}/28: 26. Implikasi dari adanya ekspresi ketertarikan dalam 

kehidupan dapat menjadi negatif dan positif. 

Implikasi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perempuan  juga kepada 

laki-laki yang ingin memahami bagaimana perempuan dalam mengekspresikan perasaannya. 

Penelitian ini masih bisa dikembangkan dari sisi yang berbeda, contohnya  dengan melihat 

bagaimana kondisi psikologis manusia dalam mengekspresikan ketertarikan direntang usia 

yang berbeda.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia adalah makhluk dengan penciptaan yang paling sempurna sebab 

dalam dirinya terdapat beberapa unsur seperti jasmani (badan manusia), rohani (roh 

manusia), dan nafsani (jiwa manusia).1 Jasmani merupakan unsur yang nampak dan 

terlihat dengan mata manusia, sedangkan unsur roh dan jiwa bersifat tidak terlihat atau 

abstrak. Unsur jiwalah yang kemudian menjadi penghubung antara jasmani dan roh 

manusia. Unsur jiwa ini terbagi menjadi akal, hati dan nafsu yang kemudian dengan itu 

menjadikan manusia memiliki yang namanya perasaan.2 

Perasaan cinta dalam setiap diri manusia adalah fitrah dan diakui 

keberadaannya dalam Islam. Dengan itulah seseorang dapat mencintai berbagai hal 

dalam kehidupannya seperti pasangan, keluarga, harta, dan tempat tinggalnya. Allah 

swt. berfirman dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 14.  

و الْفِضَّ  الذَّه بِ  مِن   الْم ق نْط ر ةِ  و الْق ن اطِيِْْ  و الْب نِيْْ   النِٰس اۤءِ  مِن   تِ  الشَّه وه للِنَّاسِ ح ب   الْم س وَّم ةِ ز يِٰن   و الْْ يْلِ  ةِ 
نْ ي اۗ و اللّهٰ  عِنْد ه  ح سْن  الْم اهبو الْا نْ ع امِ و الحْ رْثِۗ  ذهلِك  م ت    )١٤ (اع  الحْ يهوةِ الد 

Terjemahnya: 
Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa 
perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, 
perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan 
hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.3 

 
1Virgin Yuliana, “Pendidikan Qalbu (Hati) Menurut al-Qur’an” (Kajian Surat Al-Hajj Ayat 46), 

Skripsi (Lampung: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung , 2019), h. 3. 

2Muhammad Hilmi Jalil, dkk, “Konsep Hati Menurut Al-Ghazali”, Reflektika 11, no. 11 (2016):  

h. 59-60.  

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

Qur’an, 2019) [Add-Ins], Qur’an Kemenag in Word Version 3.0, 2021, h. 51. 
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Perasaan dan cinta memang diakui keberadaannya dalam islam, namun rasa 

cinta yang melebihi cinta kepada Allah sebagai pencipta tidaklah dibenarkan dalam 

Islam.4 Jatuh cinta menjadikan seseorang memperoleh rahmat dan syafa’at untuk 

menjalin relasi dengan pasangan mereka dalam batasan yang diperbolehkan agama.5 

Penggunaan cinta atau perasaan lebih sering diidentikkan dengan perempuan. 

Perempuan dicitrakan sebagai makluk yang emosional, pasif, lemah fisik, dan 

dorongan seksnya rendah, sedangkan laki-laki lebih dicitrakan sebagai makhluk yang 

rasional, logis, agresif, objektif, dan memiliki dorongan seks yang kuat.6 Perihal  

perempuan dalam tinjauan secara umum, tidak benar-benar dianggap keberadaannya 

dalam masyarakat dunia sebelum datangnya Islam.7 Bahkan pada awal munculnya 

Islam, kondisi masyarakat saat itu menjadikan perempuan sebagai barang warisan.8 

Islam kemudian datang memberikan kemuliaan kepada setiap perempuan, 

tanpa perlu membedakan balasan pahala berdasarkan jenis kelamin. Islam memberikan 

sebuah titik terang kepada perempuan bahwa balasan amal bagi laki-laki dan 

perempuan itu sama sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai redaksi ayat-ayat al-

Qur’an.9 Allah swt. berfirman dalam QS al Nisā’/4: 124. 

ك  ي دْخ ل وْن  الْْ نَّة  و لا  ي   ىِٕ
ۤ
تِ مِنْ ذ ك رٍ ا وْ ا نْ ثهى و ه و  م ؤْمِن  ف ا وله لِحه  )١٢٤(   ظْل م وْن  ن قِي ْراًو م نْ ي َّعْم لْ مِن  الصهٰ

 
4Mujetaba Mustafa, “Konsep Mahabbah dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)”,  Al-Asas 

4, no. 1 (2020): h. 42. 

5Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Raud}atul Muhibbi>n Wanuz}atul Musyta>qi>n. terj. Bahrun Abubakar 

Ihzan Zubaidi, Taman Orang-Orang Jatuh Cinta (Depok: Senja Media Utama, 2017), h. 482. 

6Eti Nurhayati, “Psikologis Perempuan (Integrasi & Intercomplementer Perspektif Psikologi 

dan Islam), Integration and Interconnection of Sciences”, The Reflection of Islam Kaffah (2016): h. 248. 

7Muhammad Nur Abduh, Persaksian Perempuan dalam al-Qur’an : Telaah Kritis atas Hak-

hak Perempuan dalam al-Qur’an (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 12. 

8Muhammad Nur Abduh, Persaksian Perempuan dalam al-Qur’an, h. 14. 

9Muhammad Nur Abduh, Persaksian Perempuan dalam al-Qur’an, h. 17. 
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Terjemahnya:  

Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia 
beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.10  

Setiap perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal 

peribadatan kepada Allah swt. sebagai bentuk pemuliaan terhadap perempuan. Setelah 

dimuliakannya perempuan dengan syari’at Islam, seiring berjalannya waktu, justru 

pemuliaan terhadap perempuan semakin menurun, terlebih lagi dikalangan remaja 

dengan adanya pergaulan bebas. Hingga kemudian pacaran seolah menjadi satu-

satunya cara untuk mengekspresikan ketertarikan terhadap lawan jenis. 

Di Indonesia sekitar 33,3% remaja perempuan dan 34,5% remaja laki-laki yang 

berusia 15-19 tahun mulai berpacaran pada saat mereka belum berusia 15 tahun.11 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 mengungkapkan, sekitar 2% 

remaja perempuan usia 15-24 tahun dan 8% remaja laki-laki di usia yang sama 

mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% diantaranya 

mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.12 Berdasarkan data-data yang terkumpul 

dari Lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2020 

dari total 8.234, terdapat 1.309 kasus diantaranya yang merupakan kasus kekerasan 

dalam pacaran.13 Ini menunjukkan bahwa  mengekspresikan perasaan dengan 

melakukan aktivitas pacaran hanya akan merugikan pihak perempuan. Perempuan 

 
10Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 122. 

11Selengkapnya lihat: Rina Andriani, dkk., “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja 

dengan Perilaku Seksual Pranikah”, Inovasi Penelitian 2, no.10 (2022).  

12Selengkapnya buka situs: Kemenko, “Seks Bebas Bertentangan dengan Budaya Bangsa 

Indonesia”, Kemenko PMK. 04 November 2020. https://www.kemenkopmk.go.id/seks-bebas-

bertentangan-dengan-budaya-bangsa-indonesia (11 Januari 2023). 

13Selengkapnya lihat: Komnas Perempuan,  “Perempuan dalam Himpitan Pandemi”, CATAHU 

2021. 5 Maret 2021. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-

internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-

perempuan (16 Januari 2023). 

https://www.kemenkopmk.go.id/seks-bebas-bertentangan-dengan-budaya-bangsa-indonesia%20(11
https://www.kemenkopmk.go.id/seks-bebas-bertentangan-dengan-budaya-bangsa-indonesia%20(11
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan%20(16
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan%20(16
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan%20(16
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harus lebih memahami bagaimana mestinya dalam mengendalikan perasaan khususnya 

di usia remaja demi menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan. 

Jika dikembalikan kepada syari’at Islam, perempuan begitu terjaga dan 

dimuliakan. Allah swt. berfirman dalam QS al-Nūr/24: 31.  

ي  غْ  للِْٰم ؤْمِنهتِ  مِن ْه ا و لْي ضْربِْن  و ق لْ  اِلاَّ م ا ظ ه ر   ي  بْدِيْن  زيِْ ن  ت  ه نَّ  ف  ر وْج ه نَّ و لا   ا بْص ارهِِنَّ و يَ ْف ظْن   مِنْ   ض ضْن  
ءِ   ۤ هِنَّ ا وْ اهبا  ىِٕ

ۤ
 و لا  ي  بْدِيْن  زيِْ ن  ت  ه نَّ اِلاَّ لبِ  ع وْل تِهِنَّ ا وْ اهبا 

َّۖ
هِنَّ ا وْ ا بْ ن اۤءِ ب  ع وْل تِهِنَّ ب  ع  بِِ م رهِِنَّ ع لهى ج ي  وْبِِِنَّ وْل تِهِنَّ ا وْ ا بْ ن اۤىِٕ

هِنَّ ا وْ م ا م ل ك تْ ا يْم ان  ه نَّ  تِِِنَّ ا وْ نِس اۤىِٕ رْب ةِ مِن  ا وْ اِخْو انِِِنَّ ا وْ ب نِْْٓ اِخْو انِِِنَّ ا وْ ب نِْْٓ ا خ وه بِعِيْْ  غ يِْْ ا ولِِ الْاِ  ا وِ التهٰ
 و ت  وْب  وْْٓا  وِ الطِٰفْلِ الَّذِيْن  لَْ  ي ظْه ر وْا ع لهى ع وْرهتِ النِٰس اۤءِ َّۖو لا  ي ضْربِْن  باِ رْج لِهِنَّ ليِ  عْل م  م ا يُ ْفِيْْ  الرٰجِ الِ ا  

ۗ
 مِنْ زيِْ ن تِهِنَّ

عًا ا ي ه  الْم ؤْمِن  وْن  ل ع لَّك مْ ت  فْلِح وْن   ي ْ  )٣١ (اِلِ  اللّهِٰ جَِ 
Terjemahnya:   

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga 
pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan 
perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah 
mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak 
menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah 
mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, 
saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-
putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba 
sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai 
keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang 
aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar 
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua 
kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.14 

Selain itu, di ayat lain, Allah memerintahkan hambaNya untuk tidak mendekati 

zina.  Allah swt. berfirman dalam QS al-Isrā’/17: 32. 

 )٣٢   (و لا  ت  قْر ب وا الزٰنٰهْٓ انَِّه  ك ان  ف احِش ةًۗ و س اۤء  س بِيْلًا 
Terjemahnya: 

32. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan 
keji dan jalan terburuk.15 

 
14Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 353. 

15Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 285. 
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Allah memberikan batasan dalam mengekspresikan perasaan tidak lain adalah 

untuk menjadikan perempuan berharga dan mulia. Perasaan dan cinta yang telah Allah 

karuniakan semestinya diekspresikan dengan baik agar tidak melampaui batas-batas 

yang dapat merendahkan kehormatan perempuan.  

Ketika ekspresi ketertarikan perempuan dikembalikan pada al-Qur’an, maka 

kita akan mendapati kisah-kisah tentang ekspresi ketertarikan, kagum, dan cinta yang 

beragam. Al-Qur’an berisi berbagai kisah yang terulang, terkadang satu kisah yang 

sama ditemukan pengulangannya di surah yang berbeda dengan bentuk penyampaian 

yang berbeda pula.16 Menariknya, al-Qur’an telah memuat kisah-kisah tentang 

bagaimana bentuk mengekspresikan ketertarikan dari seorang perempuan terhadap 

laki-laki. Salah satunya terdapat kisah perempuan yang mengekpresikan 

ketertarikannya terhadap laki-laki sesuai dengan karakternya yang terbiasa menjaga 

diri. Allah swt. berfirman dalam QS Qas}as}}/28: 26-27. 

ي ْر  م نِ   ىه م ا يٰهْٓ ب تِ اسْت أْجِرْه  َّۖاِنَّ خ  ْْٓ ا ريِْد  ا نْ ا نْكِح ك  اِحْد ى   )٢٦  (اسْت أْج رْت  الْق وِي  الْا مِيْْ  ق ال تْ اِحْده ق ال  اِنِٰ
 و م آْ ا ريِْد  ا نْ 

ٍۚ
ت  يِْْ ع لهْٓى ا نْ تَ ْج ر نِْ ثَ هنِ  حِج جٍٍۚ ف اِنْ ا تْْ مْت  ع شْراً ف مِنْ عِنْدِك   س ت جِد نِْْٓ اِنْ   ابْ ن  تَ َّ هه

ۗ
ا ش قَّ ع ل يْك 

لِحِيْْ  ش اۤ   )٢٧   (ء  اللّهٰ  مِن  الصهٰ
Terjemahnya:  

26.  Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, 
pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan 
adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. 27.  Dia (ayah kedua perempuan 
itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah 
seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau 
bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya 
sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud 
memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang 
yang baik.”17 

 
16Manna Al-Qatthan, Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur’an (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 481.  

17Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 388. 
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Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan yang menjaga kehormatannya 

biasanya berhati-hati dalam mengungkapkan perasaannya kecuali kepada orang 

terdekat. Dalam hal ini, perempuan tidak selalu harus menunjukkan eksistensi agar 

perasaannya diakui. Bahkan perempuan dalam keadaan diampun bisa diartikan sebagai 

bentuk perasaannya, hal ini sesuai dengan hadis nabi perihal perempuan atau gadis 

tidak dinikahkan hingga dimintai izin, dan jika perempuan tersebut pemalu, maka 

diamya adalah keridaannya. 

ث  ن ا ع مْر و بْن  الر بيِعِ بْنِ ط اِرقٍ ق ال  أ خْب  ر نَ  اللَّيْث  ع نْ ابْنِ أ بِ م لَّيْك ة  ع نْ أ بِ ع مْروٍ م   وْلِ  ع ائِش ة  ع نْ ح دَّ
: رِض اه ا ص مْت  ه ا 18  ع ائِش ة ، أ ن َّه ا ق ال تْ: يٰ  ر س ىل  اللَِّّ إِنَّ الْبِكْر  ت سْت حِي ، ق ال 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ar Rabi' bin Thariq ia berkata; 
Telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Ibnu Abu Mulaikah dari Abu 
Amru (mantan budak Aisyah), dari Aisyah ra. berkata, "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya seorang perawan biasanya pemalu." Beliau bersabda: 
"Keridaannya adalah diamnya". (HR. Bukhari no. 4742)  

Berdasar dari pemaparan di atas, peneliti merasa penting melakukan penelitian 

tentang ketertarikan perempuan agar perempuan dapat mengekspresikan perasaannya 

dengan baik, dan tidak sembarangan dalam mengekspresikan ketertarikannya. Karena 

itu penulis menyusun skripsi yang berjudul “Ragam Ekspresi Ketertarikan 

Perempuan terhadap Laki-Laki dalam Perspektif al-Qur’an”. 

  

 

18Ibnu Hajar Al Asqalani, Fa>t}h} al Ba>ri> , terj. Amiruddin, Fathul Bari: Shahih Bukhari 25 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 310. 
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B. Rumusan Masalah  

1. Rumusan Masalah  

Sebagaimana telah peneliti uraikan pada latar belakang tersebut, maka masalah 

pokok yang menjadi pembahasan untuk diteliti  dalam skripsi ini adalah bagaimana 

ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki dalam al-Qur’an? Untuk 

mengetahui hal tersebut dan lebih terarahnya pembahasan skripsi ini maka masalah 

pokok di atas disusun dalam bentuk sub-sub masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana esensi ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki dalam al-

Qur’an?  

b. Bagaimana bentuk ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki dalam al-

Qur’an?  

c. Bagaimana implikasi ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki dalam 

kehidupan?  

2. Batasan Masalah  

Agar masalah tetap berada dalam fokus pembahasan dan tidak meluas, maka 

perlu adanya batasan masalah. Penelitian ini berfokus pada pembahasan ekspresi 

ketertarikan perempuan terhadap laki-laki, mulai dari esensi, bentuk, dan implikasi 

ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki dalam kehidupan. Tentunya, 

pertama peneliti akan membahas seputar esensi ketertarikan perempuan terhadap laki-

laki, seperti cinta, suka, dan kagum dalam al-Qur’an. Kemudian pada pembahasan 

bentuk ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki maka peneliti akan fokus 

pada kisah-kisah perempuan dalam al-Qur’an, yang memberi track record dalam hal 

mengekspresikan perasaan. Terakhir membahas implikasi ekspresi ketertarikan 

perempuan terhadap laki-laki dalam kehidupan. 
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C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini berjudul Ragam Ekspresi Ketertarikan Perempuan terhadap 

Laki-Laki dalam Perspektif al-Qur’an. Maka Peneliti terlebih dahulu ingin 

menguraikan maksud dari judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:  

a. Ragam Ekspresi 

Ragam berarti tingkah, ulah,  macam, dan jenis.19 Kata ragam dalam judul ini 

disandingkan dengan kata ekspresi, yang menunjukkan bahwa ekspresi yang akan 

dibahas berjumlah lebih dari satu bentuk. 

Ekspresi adalah pengungkapan atau proses dalam mengutarakan atau 

menyampaikan perasaan, maksud, atau sebuah gagasan tertentu. Ekspresi diartikan 

dalam dua bentuk, yang pertama merupakan pengungkapan atau proses menyatakan 

yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud gagasan, perasaan, dan sebagainya. 

Kedua, yaitu pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang.20 Kata 

ekspresi disandingkan dengan kata ketertarikan yang menunjukkan bahwa ekspresi 

yang dibahas hanya seputar ketertarikan, dan tidak membahas seluruh macam ekspresi.  

b. Ketertarikan Perempuan terhadap Laki-Laki 

Ketertarikan berasal dari kata dasar tarik. Ketertarikan adalah hal, keadaan, atau 

peristiwa tertarik.21 Maksud pengunaan kata ketertarikan dalam judul ini adalah 

perasaan terpikat yang disebabkan adanya hal yang menarik perhatian sehingga muncul 

kekaguman atau kecenderungan terhadap suatu objek yang dilihat.   

 
19Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV  (Cet. I; Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1131. 

20Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 360. 

21Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1406. 
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Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin menusia yang berbeda dengan 

laki-laki. Perempuan berarti manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, 

hamil, melahirkan anak, dan menyusui.22  

Dalam al-Qur’an, perempuan dimaknai dalam term al Nisa. Term al-Nisa’ 

adalah bentuk plural dari kata al Mar’ah yang berarti perempuan yang sudah matang 

atau dewasa. Padanannya dalam bahasa inggris adalah woman (jamaknya women) 

sebagai lawan kata dari man. Al-Nisa’ hanya digunakan dalam arti gender perempuan 

dan istri-istri. Dalam al-Qur’an kata al-Nisa’ umumnya digunakan untuk perempuan 

yang sudah menikah, perempuan janda nabi saw., perempuan mantan istri ayah, 

perempuan yang ditalak, istri yang di zhihar. Adapun kata al-Nisa’  sebagaimana kata 

imra’ah, tidak pernah digunakan untuk perempuan dibawah umur, tetapi lebih banyak 

digunakan dalam kaitan tugas reproduksi perempuan.  

Laki-laki adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang setara dengan jantan 

bagi hewan. Dalam kamus bahasa Indonesia, laki-laki berarti orang (manusia) yang 

mempunyai zakar, kalau dewasa mempunyai jakun, dan adakalanya berkumis.23  

Dalam al-Qur’an laki-laki disebut dengan al-Rija>l. Term al-Rija>l sebagai 

bentuk plural dari al-Rajul berasal dari kata ra-ja-la yang derivasinya membentuk 

beberapa kata, seperti rajala (mengikat), rajila (berjalan kaki), al-rijl (telapak kaki), al-

rijlah (tumbuh-tumbuhan) dan al rajul (laki-laki). Ibnu manzhur memaknai kata al-rajul 

sebagai laki-laki, lawan perempuan dari jenis manusia. Kata ini umumnya diatributkan 

kepada laki-laki yang sudah dewasa, sesudah anak-anak. Al-rijal menggambarkan 

kualitas moral dan budaya seseorang, berbeda dengan al-z|akar dan al-uns|a yang 

 
22Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1054. 

23Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 773. 
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penekanannya pada jenis kelamin. Dalam bahasa inggris, padanan kata al-rajul adalah 

man; dan male untuk al-z|akar.24   

Maka penelitian ini membahas ketertarikan secara umum, dan secara spesifik 

membahas ketertarikan perempuan kepada laki-laki. Ketertarikan tersebut dapat berupa 

ketertarikan yang menunjukkan adanya keinginan yang lebih ataupun ketertarikan yang 

hanya sekadar perasaan sementara seperti rasa kagum tanpa ada maksud tertentu. 

e. Perspektif Al-Qur’an  

Perspektif berarti cara melukiskan suatu, diartikan sebagai sudut pandang atau 

pandangan.25 Ketika kata perspektif disandingkan dengan kata al-Qur’an hal tersebut 

berarti menyandarkan objek yang dibahas berdasarkan sudut pandang al-Qur’an. 

Dalam hal ini yang dibahas adalah ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki 

yang terdapat dalam al-Qur’an. 

Penelitian ini akan membahas term yang menunjukkan ketertarikan yaitu h}ub. 

Term h}ub dengan berbagai bentuknya disebutkan 83 kali, namun hanya dua ayat yang 

membahas tentang kecenderungan perasaan terhadap lawan jenis yaitu dalam QS ‘Ali 

Imran/3: 14 dan Yu>suf/12: 30 di antaranya yang menunjukkan ketertarikan. Term lain 

yang dapat dimaknai sebagai ketertarikan adalah term ra>wada, dan mawaddah. Term 

ra>wada dalam penelitian ini berfokus pada QS Yu>suf/12: 23, 26, 30, 32, 51 karena 

hanya pada ayat-ayat ini yang menunjukkan makna ra>wada sebagai ketertarikan 

perempuan terhadap laki-laki. Sedangkan pada term mawaddah  akan lebih fokus pada 

penafsiran QS al-Ru>m/30: 21 dan QS al-Syu>ra’/42: 23 karena dua ayat inilah yang 

merujuk pada makna ketertarikan. 

 
24Nasaruddin Umar, “Kontruksi Pemaknaan Kosa Kata al-Qur’an: Kasus Ayat-ayat Gender”, 

Studi al-Qur’an 2,  no. 2 (2007): h. 389. 

25Departemen Pendidikan Nasional, Kamus bahasa Indonesia, h. 1062. 
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D. Kajian Pustaka  

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian maka setiap penelitian membutuhkan 

kajian pustaka untuk mengonfirmasi perbedaan hasil penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang dilakukan. Karena itu penulis telah melakukan kajian pustaka baik 

dalam buku/kitab berbentuk cetak maupun digital, dan ditemukan literatur yang terkait 

judul skripsi ini sebagai berikut. 

Pertama, Tesis berjudul “Analisis Tafsir Feminis Terhadap Tipologi 

Perempuan dalam Qas}as} al-Qur’an” yang ditulis oleh Ittaqi Tafuzi tahun 2018 di UIN 

Sunan Ampel Surabaya.26 Tesis ini berisi tentang tipe atau karakter-karakter 

perempuan yang disebutkan dalam kisah-kisah al-Qur’an. Penelitian ini memadukan 

dua disiplin ilmu, yaitu ilmu tafsir dalam hal ini tafsir feminis, dan ilmu psikologi. 

Dalam tesis ini mengambil 10 sampel kisah  perempuan dalam al-Qur’an yang diambil 

dengan merujuk pada teori tipologi Spranger, dan disimpulkan bahwa perempuan dapat 

dipetakan menjadi dua yaitu agamis dan non agamis, sedangkan dalam penelitian yang 

akan penulis lakukan berfokus pada kisah-kisah perempuan yang mengekspresikan 

ketertarikannya dalam al-Qur’an, bukan pada kisah perempuan dalam al-Qur’an secara 

umum. 

Kedua, jurnal berjudul “Konsep Mahabbah dalam al-Qur’an (Kajian Tafsir 

Maudhu’i)” yang ditulis oleh Mujetaba Mustafa, Dosen UIN Alauddin Makassar.27 

Dalam jurnal ini, Peneliti menjelaskan makna Mahabbah dan setiap term dalam al-

Qur’an yang merujuk pada makna yang sama. Dengan term-term yang menunjuk 

 
26Ittaqi Tafuzi, “Analisis Tafsir Feminis Terhadap Tipologi Perempuan dalam Qas}as} Al-

Qur’an”, Tesis (Surabaya: Fak. Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). 

27Mujetaba Mustafa, “Konsep Mahabbah dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)”, Al-Asas 

4, no. 1 (2020). 
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makna Mah}abbah dalam al-Qur’an, dipahami bahwa Mah}abbah bukanlah sekedar 

ungkapan pujian kepada yang dicintai, tetapi terwujud berupa sikap dan karakteristik 

mulia dalam bentuk sikap diri, sikap sosial, dan karater yang mengundang cinta Allah. 

Jurnal tersebut fokus mengkaji tentang cinta atau Mah}abbah dalam al-Qur’an, 

sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas seputar cinta dan 

ketertarikan yang dilengkapi dengan kisah-kisah perempuan dan implikasinya dalam 

kehidupan. 

Ketiga, jurnal berjudul “Memahami Psikologis Perempuan (Integrasi & 

Intercomplementer Perspektif Psikologi dan Islam),” yang ditulis Eti Nurhayati Guru 

Besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon.28 Jurnal ini berisi tentang psikologi perempuan 

yang dibahas dari perspektif psikologi itu sendiri dan juga dalam perspektif islam. 

Peneliti mengemukakan 9 bias dalam memandang psikologis perempuan dan 9 segi 

dalam memandang eksistensi perempuan yang tercermin dari firman Allah. Ada 

beberapa aspek dan elemen psikologis yang tersembunyi pada diri seseorang, termasuk 

perempuan, sehingga tidak mudah memahami psikologisnya jika hanya berdasarkan 

sikap dan perilaku yang tampak, bahkan individu tersebut sering tidak menyadari atau 

sulit menggambarkan secara sederhana hakikat psikologisnya sendiri secara utuh. 

Jurnal tersebut membahas tentang psikologi perempuan dan eksistensinya dalam al-

Qur’an, penelitian yang penulis lakukan juga akan membahas tentang bagaimana 

perempuan dalam al-Qur’an dan kehidupan tapi lebih fokus membahas kisah terutama 

kondisi psikologi setiap tokohnya bukan pada status atau kedudukan perempuan. 

 
28Eti Nurhayati, “Psikologis Perempuan (Integrasi & Intercomplementer Perspektif Psikologi 

dan Islam)”, The Reflection of Islam Kaffah (2016). 
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 Keempat, Buku berjudul “Simbol Perempuan dalam Kisah al-Qur’an” yang 

ditulis Prof. Dr. Mardan, M.Ag.29 Buku ini berisi tentang kisah-kisah perempuan dalam 

al-Qur’an yang diceritakan dalam berbagai kondisi baik itu latar belakang sosial 

maupun statusnya. Dikemukakan bahwa simbol-simbol perempuan yang dikisahkan 

dalam al-Qur’an yaitu ada lima, di antaranya perempuan sebagai pasangan/zauj, 

perempuan sebagai istri/imra’ah, perempuan sebagai ibu/al ‘umm, perempuan sebagai 

pengembala ternak, dan perempuan sebagai kepala negara. Buku tersebut membahas 

tentang latar belakang sosial perempuan dalam kisah-kisah al-Qur’an, sedangkan 

penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada kisah al-Qur’an yang mengandung 

ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki. 

Kelima, Jurnal berjudul “Representamen Cinta dalam Kisah Nabi Sulaiman 

dan Ratu Saba’ Surat An-Naml (Studi Analisis Semiotika dan Komunikasi 

Interpersonal)” yang ditulis oleh Muhamad Agus Mushodiq.30 Jurnal ini secara rinci  

mengungkap proses komunikasi interpersonal antara Nabi Sulaiman as. dan Ratu Saba’ 

yang disinyalir menuju pada pengungkapan perasaan cinta yang berakhir pada 

pernikahan. Makna-makna tersebut dianalisis dengan menggunakan teori semiotika 

Charles Sanders Pirce. Penelitian yang penulis lakukan juga akan membahas kisah 

Rabu Saba’, tetapi kisah tersebut disertai dengan kisah-kisah perempuan lainnya yang 

menunjukkan ekspresi ketertarikan terhadap laki-laki yang diabadikan dalam al-

Qur’an. 

 
29Mardan, Simbol Perempuan dalan Kisah al-Qur’an (Makassar: Alauddin University Press, 

2014). 

30Muhammad Agus Mushodiq, “Representamen Cinta dalam Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu 

Saba’ Surat An-Naml (Studi Analisis Semiotika dan Komunikasi Interpersonal)”, Al-Tsaqofa 15, no. 2 

(2018). 
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Dari tinjaun pustaka tersebut, penulis menyimpulkan bahwa belum ada 

penelitian ataupun buku yang membahas ekspresi ketertarikan perempuan terhadap 

laki-laki dalam perspektif al-Qur’an secara utuh. Meski begitu literatur yang penulis 

sebutkan tadi akan banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sebab ada 

beberapa pembahasan yang sama dengan penelitian penulis. Penulis perlu 

mengembangkan hal-hal yang telah dibahas dan melengkapi hal-hal yang belum 

terbahas.  

E. Metodologi Penelitian  

Karena penelitian ini penelitian tafsir, tentunya metodologi yang digunakan 

adalah metodologi tafsir. Berikut adalah tahap-tahap penelitian ini yang meliputi jenis 

penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan 

analisis data.  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk library research 

(kepustakaan). Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan 

kondisi objek yang alamiah atau berifat apa adanya (natural setting).31 Penelitian ini 

bertujuan menganalisis kandungan ayat-ayat yang berkaitan dengan ekspresi 

ketertarikan perempuan terhadap laki-laki serta implikasinya dalam kehidupan. Oleh 

karena itu skripsi ini dilakukan melalui riset kepustakaan, maka objek utama penelitian 

ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan ekspresi ketertarikan perempuan terhadap 

laki-laki.  

 

 

 
31Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. 7; Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 8. 
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2. Metode Pendekatan 

Pendekatan berarti sebuah proses, perbuatan, cara mendekati sebuah objek. 

Makna pendekatan sebagai cara kerja yaitu wawasan ilmiah yang digunakan seseorang 

untuk mempelajari suatu objek dan aspek-aspek objek yang dibahas.32  

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:  

a. Pendekatan Tafsir al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir dengan 

metode tematik (maudhu’i), yaitu suatu metode tafsir yang berusaha mencari 

jawaban al-Qur’an tentang suatu masalah tertentu dengan jalan menghimpun 

seluruh ayat yang dimaksud, lalu menganalisisnya lewat ilmu-ilmu bantu, yang 

relevan dengan masalah yang diteliti, untuk kemudian melahirkan konsep yang 

utuh dari al-Qur’an tentang masalah tersebut.33 Disebut sebagai tematik, karena 

pembahasan yagn digunakan dalam metode ini didasarkan pada tema-tema tertentu 

yang terdapat dalam al-Qur’an.34 

b. Pendekatan Historis.  Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis 

dengan menggali nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an tentang 

kisah-kisah terdahulu. Pendekatan historis adalah suatu cara memahami al-Qur’an 

dalam konteks kesejarahan dan harfiyahnya, lalu memproyeksikannya pada situasi 

masa kini kemudian membawa fenomena-fenomena sosial ke dalam naungan 

tujuan-tujuan al-Qur’an.35 

 
32Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudu’i, h. 98. 

33Mardan, Simbol Perempuan dalan Kisah al-Qur’an, h. 25. 

34M Alfatih Suryadilaga,dkk, Metodologi Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Teras, 2005), h. 47. 

35Taufik Adnan Amal dan Syamsul Rizal Panggabean, Tafsir Kontekstual al-Qur’an (Cet.II; 

Bandung: Mizan, 1990), h. 63-64. 
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c. Pendekatan Psikologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis yang 

bertujuan untuk menjelaskan kondisi jiwa seseorang, keadaan jiwa tersebut dapat 

diamati melalui tingkah laku, sikap, cara berfikir dan berbagai gejala jiwa lainnya.36 

3. Metode Pengumpulan Data  

Dalam sebuah penelitian, metode pengumpulan data terkait dengan sumber dan 

jenis data yang diperlukan. Sumber data tersebut dibagi menjadi dua yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah rujukan utama yang terkait 

langsung dengan tema pembahasan skripsi ini yaitu ekspresi ketertarikan perempuan 

terhadap laki-laki. Sumber-sumber primer yang dimaksud adalah al-Qur’an yang 

mempunyai kaitan erat dengan bahasan. Adapun sumber sekunder adalah sumber-

sumber data pendukung baik yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir seperti Tafsi>r al-

Qur’a>n al Az}im karya Ibnu Kas|ir, Tafsi>r fi> Zila>li al Qur’a>n karya Sayyid Qut}b, Lat|a>if 

al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf  karya Fuad al Aris serta buku-buku yang berkaitan dengan 

tema pembahasan. Peneliti juga menggunakan bantuan internet untuk mengakses 

penelitian yang terkait dengan pembahasan. Seperti dengan mengakses digilib (digital 

library), ejournal dan repository berbagai perguruan tinggi di Indonesia.  

Memperhatikan sumber data dan metode yang digunakan maka langkah-

langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:37 

a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik/tema), dalam hal ini tema yang 

dijadikan pokok bahasan adalah ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-

laki.  

 
36Khairul, dkk, “Metode Pendekatan Psikologis dalam Studi Islam”, Al Mahyra 2, no. 1 (2021):  

h. 24.  

37Peneliti mempedomani apa yang dipaparkan oleh Prof Quraish dalam: M.Quraish Shihab, 

Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami ayat-Ayat al-

Qur’an (Cet.III; Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 389. 
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b. Melacak dan menghimpun masalah yang dibahas dengan menghimpun ayat-ayat 

al-Qur’an yang membahasnya. Meliputi mengidentifikasi term-term ekspresi 

ketertarikan dalam al-Qur’an, bentuk-bentuknya, kisah-kisah yang terkait, dan 

implikasinya dalam kehidupan. Pada tahap ini peneliti menggunakan kitab al 

Mu’jam al Mufahras li al Fa>z| al-Qur’a>n al Kari>m karya Muhammad Fua>d ‘Abdu 

al-Ba>qi>, buku Indeks al-Qur’an (panduan mencari ayat al-Qur’an) yang berbahasa 

Indonesia, dan peneliti juga melakukan pengamatan langsung terhadap seluruh 

ayat-ayat al-Qur’an dengan membaca terjemahnya menggunakan al-Qur’an 

terjemahan. 

c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunya, disertai pengetahuan tentang 

asbab an-nuzul nya. 

d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. 

e. Menyusun pembahasan dan kerangka yang sempurna, sistematis, dan utuh. 

f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan. 

g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-

ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara 

yang am (umum) dan yang khas (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau 

yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semua bertemu pada satu muara, tanpa 

perbedaan atau pemaksaan.38 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan metode 

pengolahan dan analisis data sebagai berikut. 

 

 
38Abdul Hayy Al-Farmawi, Metode tafsir Tematik dan Cara Penerapannya (Pustaka Setia, t.t.), 

h. 51. 
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a. Pengolahan Data 

Pada proses penelitian, data diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya 

secara lebih utuh. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan 

penegasan kesimpulan. Prosesnya, tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi secara 

bolak balik.39 Dalam penelitian ini, data-data yang diolah berupa ayat-ayat al-Qur’an, 

hadis, dan penafsiran al-Qur’an. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitiam 

berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari 

kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan 

data yang dipilih peneliti.40 Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, 

(3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, 

ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.41 

c. Display Data 

Display atau Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif 

berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah 

 
39Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33 

(2019): h. 83. 

40Ahmad, Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif,” 

Proceedings 1, no. 1 (2021): h. 182. 

41Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, h. 91. 
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diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah 

kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.42 

d. Pengambilan Kesimpulan 

Dalam membuat kesimpulan mesti harus diverifikasi ketika penelitian 

berlangsung, dengan cara: 1) Review ulang selama penulisan, 2) Meninjau ulang 

sumber referensi, 3) Meninjau kembali dan bertukar pikiran bersama dosen, dan teman, 

4) Usaha-usaha lain yang lebih luas dalam menentukan temuan dalam salinan untuk 

seperangkat data yang ada. 

Pada tahap terakhir digunakan metode analisis, guna memilih dan 

mempertajam pokok bahasan lalu diproyeksikan dalam bentuk konsepsional dan 

menyelidiki kandungannya menjadi satu rangkaian yang bersifat terbatas.  Dalam hal 

interpretasi data, peneliti lebih awal menganalisis kosa kata ayat, frase, dan klausanya 

kemudian setelah itu melakukan interpretasi. Teknik-teknik interpretasi yang 

dipergunakan antara lain:  

a. Interpretasi tekstual, yaitu melakukan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an dengan ayat 

atau hadis. 

b. Interpretasi sistematis, yaitu menggambarkan adanya munasabah antara ayat 

dengan ayat.43 

c. Interpretasi semiotika, yaitu menggambarkan makna atau pesan  dari bahasa, dan 

tanda-tanda yang dimiliki suatu objek (dalam hal ini ketertarikan perempuan) yang 

kemudian dihubungkan dengan wacana yang lebih luas.44 

 
42Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” h. 94. 

43Lebih lengkapnya, lihat penjelasan dalam: Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir 

Maudhu’i, h. 131. 

44Bambang Mudjiyanto, “Semiotika dalam Metode Penelitian Komunikasi”, Penelitian 

Komunikasi Informatika dan Media Massa 16, no. 1 (2013):  h. 74.  
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian   

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui esensi ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki dalam al-

Qur’an. 

2. Mengetahui bentuk ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki dalam 

al-Qur’an. 

3. Mengetahui implikasi ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki dalam 

kehidupan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan penelitian ini berguna untuk:  

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

skripsi ini, sedikit banyaknya akan menambah khazanah ilmu pengetahuan 

dalam kajian tafsir dan menjadi sumbangsi bagi insan akademik, baik di masa 

sekarang maupun yang akan datang.  

2. Kegunaan praktis: memberikan pemahaman mendasar tentang ekspresi 

ketertarikan perempuan terhadap laki-laki dalam kisah-kisah al-Qur’an.  
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BAB II 

ESENSI EKSPRESI KETERTARIKAN PEREMPUAN  

TERHADAP LAKI-LAKI DALAM AL-QUR’AN 

A. Tinjauan Umum Tentang Ekspresi Ketertarikan Perempuan terhadap Laki-

Laki 

1. Pengertian Ekspresi Ketertarikan 

Ekspresi Ketertarikan adalah ungkapan perasaan yang menunjukkan adanya 

kecenderungan hati terhadap sesuatu. Kecenderungan itu dapat berupa keinginan yang 

timbul karena adanya manfaat yang bisa diperoleh daripadanya dan bisa pula karena 

adanya persamaan persepsi satu sama lain.1 Umumnya, orang-orang akan menyebut 

hal demikian sebagai cinta, meski ada pula yang menganggap bahwa tidak semua 

ketertarikan dapat diartikan sebagai sebuah perasaan cinta. 

Ketertarikan tumbuh bersamaan dengan berfungsinya hati sebagai instrument 

psikologis. Ketertarikan terhadap lawan jenis muncul tergantung kondisi masing-

masing, dan umumnya mulai terasa samar-samar  di usia 8-10 tahun meski saat 

perasaan tersebut muncul pelakunya masih membantah. Manusia kemudian baru mulai 

mencari-cari objek di masa puber pada rentang usia 15-17 tahun, dan umumnya  

perasaan akan semakin mapan sekitar usia 21-25 tahun.2 Ketertarikan biasanya dipicu 

oleh bertemunya daya tarik tertentu dengan selera tertentu. Daya tarik itu bisa diperoleh 

dari sosok utuh seseorang, bisa juga karena lirikan, bisa karena senyumannya yang 

menawan, suaranya yang merdu, atau perilaku khas dari orang itu yang sangat 

 
1Sahabuddin, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 1 (Cet.1; Jakarta: Lentera Hati, 

2007),  h. 314. 

2Achmad Mubarok, Psikologi Keluarga (Malang: Madani, 2016), h. 86. 



22 

 

 

 

mengesankan, daya tarik tersebut kemudian bertemu dengan orang yang memiliki 

selera yang khas pula. Ketertarikan ataupun cinta tidak bisa di analisa secara ilmiah, 

sebab  itu termasuk bagian dari rasa.3 

Ketertarikan juga bisa tumbuh karena berlangsungnya komunikasi yang lama, 

misalnya dua perasaan yang tumbuh dari dua orang yang kuliah bersama, ataupun oleh 

teman sekerja, atau seperantauan. Bisa juga terbentuk dari yang tadinya saling benci, 

setelah bergaul lama berubah jadi cinta. Pengenalan dalam kehidupan keseharian 

merubah pengenalan kognitip menjadi afektif sehingga seseorang sudah dikenali 

karakternya sebagai orang yang menawan hati, maka kesejukan, keceriaan, dan 

ketenangan akan terasa dalam kebersamaan. Ketertarikan juga bisa muncul karena 

sering bertukar surat, chattingan, telponan, meskipun belum pernah bertatap muka 

karena suara maupun ungkapan kata-kata bisa menembus hati hingga muncul perasaan 

cinta. 4 

Ketertarikan adalah fitrah manusia sebagai makhluk ciptaanNya. Manusia 

butuh untuk mengekspresikan dirinya dalam hal saling mengasihi sesamanya.5  Cinta 

itu sendiri diungkap dalam bahasa arab dengan tiga kelompok karakteristik, 

diantaranya adalah apresiatip (ta’dzim), penuh perhatian (ihtimam) dan cinta 

(mahabbah). Dalam mengekspresikan cinta, setiap pelakunya harus siap dengan setiap 

konsekuensi dari perasaan yang dimiliki.6 Karena itu sebelum salah langkah dalam 

 
3Achmad Mubarok, Psikologi Keluarga, h. 91. 

4Achmad Mubarok, Psikologi Keluarga, h. 91-92. 

5Suseno Hadi, dkk, “Cara Meraih Cinta Allah Perspektif Al-Qur’an”, Journal of Qur’anic 

Studies 1, no. 2 (2022): h. 176. 

6Mujetaba Mustafa, “Konsep Mahabbah dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)”, Al-Asas 

4, no. 1 (2020), h. 42. 
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mengekspresikan perasaan, agama  memberi tuntunan agar tidak memilih kecantikan 

atau kegagahan sebagai pertimbangan utama  dalam memilih pasangan.7  

2. Faktor yang menjadi Daya Tarik  

Dalam Psikologi Sosial, munculnya ketertarikan didasari oleh beberapa faktor 

atau karena memiliki daya tarik interpersonal yaitu sebagai berikut: 

a. Kedekatan 

Fisik yang saling berdekatan menjadikan seseorang lebih mudah ditemui 

ketimbang orang yang jauh. Kedekatan akan memberikan dampak yang besar pada 

keseimbangan antara manfaat dan kerugian dari interaksi yang terjadi. Begitu pula 

sebaliknya, akan lebih banyak waktu dan biaya yang diperlukan ketika jaraknya saling 

berjauhan. Karena itu kedekatan memberi peluang besar sebagai faktor yang 

memunculkan daya tarik. Rasa suka akan mudah muncul ketika seseorang berdekatan 

serta memiliki sikap dan tujuan yang sama. Ketika perasaan suka atau ketertarikan itu 

muncul karena kedekatan, maka seseorang akan semakin ingin lebih berdekatan lagi 

dengan orang yang disukainya.8  

b. Keakraban 

Banyak manusia yang mungkin punya ketakutan bawaan terhadap hal-hal yang 

asing, sebab orang dan objek yang asing atau tak kenal mungkin merupakan ancaman. 

Sebaliknya, orang dan sesuatu yang sudah diakrabi atau dikenal baik akan 

menimbulkan perasaan yang nyaman dan pada perjumpaan yang optimal bisa menjadi 

 
7Achmad Mubarok, Psikologi Keluarga, h. 104. 

8David O. Sears, dkk., Social Psychology, terj. Tri Wibowo, Psikologi Sosial (Cet. IV; Depok: 

Prenadamedia Group, 2018), h. 297-298. 
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penyebab ketertarikan tergantung orang dan situasinya.9 Ketika ketertarikan mulai 

muncul maka semakin besar kecenderungan komunikasi yang terjadi, seseorang akan 

lebih senang bergaul dan menjadi jauh lebih akrab.10 

c. Kemiripan 

Seseorang akan cenderung tertarik dengan seseorang ysng memiliki kemiripan 

dengan dirinya. Kemiripan ini bukan hanya sikap, tapi juga dapat berupan kemiripan 

dalam latar belakang etnis, agama, pandangan politik, kelas sosial, pendidikan, dan 

usia. Bukan berarti mereka harus selalu sama dalam setiap aspeknya, tapi mereka akan 

cenderung mencari kesesuaian dan menemukan nilai serta minat yang sama. 11 

d. Atribut Personal yang diinginkan 

Atribut personal juga menjadi daya tarik dalam diri seseorang. Misalnya 

beberapa orang tidak menyukai rambut pirang, tapi ada pula yang amat menyukainya. 

Dalam atribut personal, ada dua hal yang begitu penting yaitu kehangatan personal dan 

kompetensi. Ada yang merasa senang dengan orang yang menunjukkan kehangatan 

sikap, dan adapula yang meresa tertarik dengan orang yang memiliki kompetensi.12 

Contohnya seseorang dapat tertarik karena melihat keahlian lawan jenisnya dalam 

sains, olahraga, tekhnologi, dll. Tergantung manfaat yang dapat diperolehnya.13 

 

 
9David O. Sears, dkk., Social Psychology, h. 299-300. 

10Dheo Anugrah, Dwi Hurriyati, “Persepsi Daya Tarik dengan Atraksi Interpersonal”, Jurnal 

ilmiah Psyche 13, no.19 (2019):  h. 24. 

11David O. Sears, dkk., Social Psychology, h. 301-302. 

12David O. Sears, dkk., Social Psychology, h. 305. 

13Dheo Anugrah, Dwi Hurriyati, “Persepsi Daya Tarik dengan Atraksi Interpersonal”, h. 24. 
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e. Daya Tarik Fisik 

Secara umum, seseorang akan cenderung menyukai orang yang menarik  

ketimbang yang kurang menarik. Adanya asosiasi antara daya tarik fisik dengan rasa 

suka disebabkan karena hal pertama yang sering diperhatikan ketika bertemu orang 

baru adalah fisiknya. Daya tarik fisik juga merupakan petunjuk penting dari adanya 

kesehatan dan kekuatan fungsi reproduksi. Dengan kata lain, wajah tampan mungkin 

dianggap sebagai gen yang baik dan bisa menaikkan citra dirinya.14 

B. Term-Term Ekspresi Ketertarikan Perempuan terhadap Laki-Laki dalam al-

Qur’an 

1. Ekpresi Ketertarikan Perempuan terhadap Laki-Laki yang ditunjukkan 

dengan term h}ub 

Kata h{u>b merupakan bentuk masdar dari h{abba – yuh{ibbu yang berarti 

kecenderungan hati terhadap sesuatu. Kata h{u>b disebutkan sembilan kali dalam al-

Qur’an . Kata lain yang semisal yaitu Mah{abbah yang disebutkan dalam QS T}aha/20: 

39, ah{ibba dalam QS al-Ma>idah/5: 18, dan ah{abbu yang disebut tiga kali.15 

Term hub dengan berbagai bentuknya disebutkan 83 kali dalam al-Qur’an. 

Berikut bentuk-bentuk perubahan term h{u>b dalam al-Qur’an: 

a. َ تَ بَ ب َحَ أ  

ََأحببت  merupakan bentuk fi‘il mad}i, sebanyak dua (2) ayat yang disebutkan 

dalam QS Qas{as{/28: 56 dan QS S{ad/38: 32. 

 )٥٦   (ا حْب  بْت  و لهكِنَّ اللّهٰ  ي  هْدِيْ م نْ يَّش اۤء  ٍۚو ه و  ا عْل م  بِالْم هْت دِيْن  انَِّك  لا  ت  هْدِيْ م نْ  
 

 
14David O. Sears, dkk., Social Psychology, h. 308-309. 

15Sahabuddin, Ensiklopedia al-Qur’an, h. 318. 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) tidak (akan dapat) memberi petunjuk 
kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa 
yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Dia 
paling tahu tentang orang-orang yang (mau) menerima petunjuk.16  

 ح تّهٰ ت  و ار تْ بِالحِْج ابِۗ 
ٍۚ
ْ ْْٓ ا حْب  بْت  ح بَّ الْْ يِْْ ع نْ ذكِْرِ ر بِٰ  )٣٢ (ف  ق ال  اِنِٰ

Terjemahnya:  

Maka, dia berkata, “Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap yang 
baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai ia (matahari atau 
kuda itu) bersembunyi di balik tabir (hilang dari pandangan).17 

b.  َبَ ب َح  

ََحببّ  merupakan bentuk fi’il mad}i maz|id  hanya disebutkan dalam QS al-

H{ujura>t/49: 7 

ٍِۚ ل وۡ ي طِيع ك مۡ فِ ك ثِيْ  َو ٱعۡل م وْٓاْ أ نَّ فِيك مۡ ر س ول  ٱللَّّ يم هن  و ز ي َّن ه ۥ فِ   ٖ  مِٰن  ٱلۡ مۡرِ ل ع نِت مۡ و ل هكِنَّ ٱللَّّ  ح بَّب  إِل يۡك م  ٱلِۡۡ
 أ وْل هْٓئِك  ه م  ٱلرَّهشِد ون  

ٍۚ
  )٧ (ق  ل وبِك مۡ و ك رَّه  إلِ يۡك م  ٱلۡك فۡر  و ٱلۡف س وق  و ٱلۡعِصۡي ان 

Terjemahnya: 

Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Seandainya dia 
menuruti (kemauan)-mu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan 
kesusahan. Akan tetapi, Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan 
menjadikan (iman) itu indah dalam hatimu serta menjadikanmu benci kepada 
kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang 
mengikuti jalan kebenaran.18 

c. َ بَ حَ أ  

ََأحبَّ   merupakan bentuk fi‘il mud}ari’ majh}ul hanya disebutkan dalam QS al-An

ʻam/6: 76 

ا  ق ال    ف  ل مَّا ج نَّ ع ل يۡهِ ٱلَّيۡل  ر ء ا ك وكۡ ب َّۖ  ذ  َّۖ   ه ه   ( ٧٦  ) ل  ق ال  لا ْٓ أ حِب  ٱلْۡٓفِلِيْ  أ ف    ف  ل مَّآْ   ر بِٰ
 

 

 
16Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf 

Al-Qur’an, 2019) [Add-Ins], Qur’an Kemenag in Word Version 3.0, 2021, h. 392. 

17Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 455. 

18Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516. 
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Terjemahnya: 

Ketika malam telah menjadi gelap, dia (Ibrahim) melihat sebuah bintang (lalu) 
dia berkata, “Inilah Tuhanku.” Maka, ketika bintang itu terbenam dia berkata, 
“Aku tidak suka kepada yang terbenam.”19 

d. َ اََوَ ب َحَ ت  

َتحبوّا َ  merupakan fi‘il mud}ari’ majh }ul  hanya disebutkan dalam QS al-

Baqarah/2: 216 

 و ع س ىهْٓ أ ن ت كۡر    ك تِب  ع ل يۡك م  ٱلۡقِت ال  و ه و  ك رۡه  
ر    و ه و    ائً ه واْ ش ي ۡ لَّك مَّۡۖ

ي ۡ ب واْ ش ي ۡ   لَّك مَّۡۖ   خ    ش ر    و ه و    ائً و ع س ىهْٓ أ ن تُِ 
 و ٱللَّّ  ي  عۡل م  و أ نت مۡ لا  ت  عۡل م ون  

  ( ٢١٦ )  لَّك مٍۡۚ
Terjemahnya: 

Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu 
membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai 
sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak 
mengetahui.20 

e. َ نَ وَ ب َحَ ت  

ََََتحبوّن  merupakan bentuk fi‘il mud}ari’ majh}ul sebanyak tujuh (7) ayat yang 

disebutkan dalam al-Qur’an yaitu QS ali-ʻImra>n/3: 31, 92, 152, QS al-Aʻraf/7: 79, QS 

al-Nu>r/24: 22, QS al-Qiya>mah/75: 20, QS al-Fajr/89: 20. 

بِبۡك م  ٱللَّّ  و ي  غۡفِرۡ ل  
ۡ ب ون  ٱللَّّ  ف ٱتَّبِع ونِ يَ   و ٱللَّّ  غ ف ور  ق لۡ إِن ك نت مۡ تُِ 

مٍۡۚ  (   ٣١ )  رَّحِيم    ك مۡ ذ ن وب ك 
Terjemahnya: 

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya 
Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang21 

f. ََاهَ ن وَ ب َحَ َٖ ت  

 :merupakan bentuk fi’il mud}ari’majhul disebutkan dalam QS al-S{aff/61  تحبونهاََ

13 

 ن صۡر  
ب ون  ه اَّۖ رِ   ق ريِب ۗ   ٱللَِّّ و ف  تۡح    مِٰن  ََو أ خۡر ىه تُِ    (١٣  )   ٱلۡم ؤۡمِنِيْ    و ب شِٰ

 
19Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 137. 

20Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 216. 

21Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 54. 
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Terjemahnya: 

(Ada balasan) lain yang kamu sukai, (yaitu) pertolongan dari Allah dan 
kemenangan yang dekat (waktunya). Sampaikanlah berita gembira kepada 
orang-orang mukmin.22 

g. َ ََمَ هَ نَ وَ ب َحَ ت  

ََتحبونهم  merupakan bentuk fi‘il mud}ari’ majh }ul  hanya disebutkan dalam QS ali-

‘Imran/3: 119 

ء ام نَّا و إِ ه هْٓأ نت مۡ   بٱِلۡكِت هبِ ك لِٰهِۦ و إِذ ا ل ق وك مۡ ق ال وْٓاْ  ب ون ك مۡ و ت  ؤۡمِن ون   ب ون  ه مۡ و لا  يَِ  ذ ا خ ل وۡاْ ع ض واْ ع ل يۡك م  أ وْلا ْٓءِ تُِ 
اتِ ٱلص د ورِ   إِنَّ ٱللَّّ  ع لِيم ُۢ بِذ 

 ق لۡ م وت واْ بغِ يۡظِك مۡۗ
مِل  مِن  ٱلۡغ يۡظٍِۚ   (١١٩  )   ٱلۡ نَ 

Terjemahnya: 

Begitulah kamu. Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, 
dan kamu beriman pada semua kitab. Apabila mereka berjumpa denganmu, 
mereka berkata, “Kami beriman.” Apabila mereka menyendiri, mereka 
menggigit ujung jari karena murka kepadamu. Katakanlah, “Matilah kamu 
karena kemurkaanmu itu!” Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi 
hati.23 

h. َ ََبَ حَ ي  

ََيحب  merupakan bentuk fi‘il mad}i majh}ul sebanyak empat puluh satu (41) ayat 

yang disebutkan dalam al-Qur’an yaitu: QS al-Baqarah/2: 190, 195, 205, 222, 276, QS 

ali-ʻImra>n /3: 32, 57, 76, 134, 140, 146, 148, 159, QS al-Nisa>’/4: 36, 107, 148, QS al-

Ma>idah/5:13, 42, 64, 87, 93, QS al-Anʻam /6: 141, QS al-Aʻraf /7: 31, 55, QS al-

Anfa>l/8: 58, QS al-Taubah/9: 4, 7, 108, QS al- Nah{l/16: 23, QS al-H{ajj/22: 38, QS 

Qas{as}/28: 76, 77, QS al-Ru>m/30:  45, QS Luqma>n/31: 18, QS al-Syuʻara>’/26: 40, QS 

al-Hujura>t/49: 9, 12, QS al-H{adi>d/57: 23, QS al-Mumtah{anah/60: 8, QS al-Saff/61: 4. 

ب  ٱلۡم عۡت دِين    إِنَّ ٱللَّّ  لا  يَِ 
ٍۚ
تِل ون ك مۡ و لا  ت  عۡت د وْٓاْ   (١٩٠ )   و ق هتِل واْ فِ س بِيلِ ٱللَِّّ ٱلَّذِين  ي  ق ه

 
 

 
22Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 552. 
23Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 65. 
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Terjemahnya: 

Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan 
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas.24 

i. َ َمَ كَ بَ ب َحَ ي  

ََيحببكم  adalah bentuk fi‘il mud}ari maz|id hanya disebutkan dalam QS ali-ʻImra>n 

/3:  31. 

 و ٱللَّّ  غ ف ور  ق لۡ إِن  
مٍۡۚ بِبۡك م  ٱللَّّ  و ي  غۡفِرۡ ل ك مۡ ذ ن وب ك 

ۡ ب ون  ٱللَّّ  ف ٱتَّبِع ونِ يَ    ( ٣١ )  رَّحِيم    ك نت مۡ تُِ 
Terjemahnya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, 
niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.25 

j. َ ََمَ هَ ب َحَ ي  

 adalah bentuk fi‘il mud}ari maz|id hanya disebutkan dalam QS al-Ma>idah يحبهمََ 

/5: 54. 

تِ ٱللَّّ  بقِ وۡمِ 
ۡ
ب  ه مۡ  يَ هْٓ ي  ه ا ٱلَّذِين  ء ام ن واْ م ن ي  رۡت دَّ مِنك مۡ ع ن دِينِهِۦ ف س وۡف  يَ  ب ون ه    يَِ  ۥْٓ أ ذِلَّةٍ ع ل ى ٱلۡم ؤۡمِنِيْ  أ عِزَّةٍ و يَِ 

فِريِن  ي  ههِد ون  فِ س   سِع  ع لِيم  ف    ذ هلِك    بِيلِ ٱللَِّّ و لا  يُ  اف ون  ل وۡم ة  لا ْٓئمٍِِۚ ع ل ى ٱلۡك ه  و ٱللَّّ  و ه
ٍۚ
ضۡل  ٱللَِّّ ي  ؤۡتيِهِ م ن ي ش آْء 

(٥٤ )  
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari 
agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai 
mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap 
orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka 
berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah 
karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah 
Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.26 

  

 

24Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 29. 
25Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 54. 

26Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 117. 
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k. َ ََنَ وَ ب َحَ ي  

 adalah bentuk fi‘il mud}ari maz|id sebanyak lima (5) ayat yang disebutkan يحبونََ

dalam al-Qur’an yaitu: QS ali-ʻImra>n/3: 188, QS al-Taubah /9: 108, QS al-Nu>r /24: 19, 

QS al-Hasyr/59: 9, QS al-Insa>n/76 :27. 

َّ ٱلَّذِين  ي  فۡر ح ون  بِ آْ أ ت واْ   س بَ 
ۡ س ب  ن َّه م بِ ف از ةِ لا  تُ 

ۡ م د واْ بِ ا لَۡ  ي  فۡع ل واْ ف لا  تُ 
ۡ ب ون  أ ن يَ   و لَ  مۡ    مِٰن    وَّيَِ 

ٱلۡع ذ ابَِّۖ
  ( ٨١٨ )  ٌ  ع ذ اب  أ ليِم

Terjemahnya: 

Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa 
(perbuatan buruk) yang telah mereka kerjakan dan suka dipuji atas perbuatan 
(yang mereka anggap baik) yang tidak mereka lakukan, kamu jangan sekali-
kali mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab 
yang sangat pedih.27 

l. َ ََمَ كَ نَ وَ ب َحَ ي  

ََ adalah bentuk fi‘il mud}ari maz|id hanya disebutkan dalam QS ali-ʻ يحبونكم

Imra>n/3: 119. 

ء   بٱِلۡكِت هبِ ك لِٰهِۦ و إِذ ا ل ق وك مۡ ق ال وْٓاْ  ب ون ك مۡ و ت  ؤۡمِن ون   ب ون  ه مۡ و لا  يَِ  ام نَّا و إِذ ا خ ل وۡاْ ع ض واْ ع ل يۡك م  ه هْٓأ نت مۡ أ وْلا ْٓءِ تُِ 
اتِ ٱلص د ورِ   إِنَّ ٱللَّّ  ع لِيم ُۢ بِذ 

 ق لۡ م وت واْ بغِ يۡظِك مۡۗ
مِل  مِن  ٱلۡغ يۡظٍِۚ   ( ١١٩ )ٱلۡ نَ 

Terjemahnya: 

Begitulah kamu. Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, 
dan kamu beriman pada semua kitab. Apabila mereka berjumpa denganmu, 
mereka berkata, “Kami beriman.” Apabila mereka menyendiri, mereka 
menggigit ujung jari karena murka kepadamu. Katakanlah, “Matilah kamu 
karena kemurkaanmu itu!” Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi 
hati.28 

m. َ ََمَ هَ نَ وَ ب َحَ ي  

-adalah bentuk fi‘il mud}ari maz|id hanya disebutkan dalam QS al يحبونهمََ

Baqarah/2: 165. 

 
27Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 75. 

28Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 65. 
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ادً  ب ون  ه مۡ   او مِن  ٱلنَّاسِ م ن ي  تَّخِذ  مِن د ونِ ٱللَِّّ أ ند   و ٱلَّذِين  ء ام ن  وْٓاْ أ ش د  ح ب    ك ح بِٰ   يَِ 
َِّۖ ٱلَّذِين    ي  ر ى  و ل وۡ   للَِّّۗ   اٱللَّّ

يعً    (١٦٥  )  ٱللَّّ  ش دِيد  ٱلۡع ذ ابِ  و أ نَّ   ا ظ ل م وْٓاْ إِذۡ ي  ر وۡن  ٱلۡع ذ اب  أ نَّ ٱلۡق وَّة  للَِِّّ جَِ 
Terjemahnya: 

Di antara manusia ada yang menjadikan (sesuatu) selain Allah sebagai 
tandingan-tandingan (bagi-Nya) yang mereka cintai seperti mencintai Allah. 
Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. 
Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat 
azab (pada hari Kiamat), bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa 
Allah sangat keras azab-Nya, (niscaya mereka menyesal).29 

n. َ ََه َن وَ ب َحَ ي  

-adalah bentuk fi‘il mud}ari maz|id hanya disebutkan dalam QS al يحبونهََ

Ma>idah/5: 54. 

تِ ٱللَّّ   
ۡ
ب  ه مۡ  بقِ وۡمِ يَ هْٓ ي  ه ا ٱلَّذِين  ء ام ن واْ م ن ي  رۡت دَّ مِنك مۡ ع ن دِينِهِۦ ف س وۡف  يَ  ب ون ه    يَِ  ۥْٓ أ ذِلَّةٍ ع ل ى ٱلۡم ؤۡمِنِيْ  أ عِزَّةٍ و يَِ 

فِريِن  ي  ههِد ون  فِ س بِيلِ ٱللَِّّ و لا  يُ  اف ون  ل وۡم ة  لا ْٓئمٍِِۚ  سِع  ع لِيم    ف ضۡل    ذ هلِك    ع ل ى ٱلۡك ه  و ٱللَّّ  و ه
ٍۚ
 ٱللَِّّ ي  ؤۡتيِهِ م ن ي ش آْء 

(  ٥٤)  
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari 
agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai 
mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap 
orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka 
berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah 
karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah 
Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.30 

o. َ اََوَ ب َحَ ت َسَ ا  

 merupakan bentuk fi‘il mad}i maz|id sebanyak tiga (3) ayat yang استحبواََ

disebutkan dalam al-Qur’an yaitu: QS al-Taubah /9: 23, QS al-Nahl/16: 107, QS 

Fus}s}ilat/41: 17. 

نك مۡ  يَ هْٓ ي  ه ا ٱلَّذِين  ء ام ن واْ لا  ت  تَّخِذ وْٓاْ ء ابا ْٓء ك مۡ    و م ن ي  ت  و لََّ م مِٰ
يم هنٍِۚ ن ك مۡ أ وۡليِ آْء  إِنِ ٱسۡت ح ب واْ ٱلۡك فۡر  ع ل ى ٱلِۡۡ و إِخۡو ه

  (٢٣ )  ف أ وْل هْٓئِك  ه م  ٱلظَّهلِم ون  

 
29Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 25. 
30Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 117. 
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan 
saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih mencintai kekufuran 
atas keimanan. Siapa pun di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, 
maka mereka itulah orang-orang yang zalim.31 

p. َ َنَ وَ بَ حَ ت َسَ ي  

ََ  merupakan bentuk fi‘il mud}ari maz|id hanya disebutkan dalam QS يستحبون

Ibrahim/14: 3. 

غ ون  ه ا عِو جًاٍۚ أ  
ي ا ع ل ى ٱلْۡٓخِر ةِ و ي ص د ون  ع ن س بِيلِ ٱللَِّّ و ي  ب ۡ

ن ۡ  وْل هْٓئِك  فِ ض ل هلُِۢ ب عِيدِ ٱلَّذِين  ي سۡت حِب ون  ٱلۡح ي  وهة  ٱلد 
(  ٣ )  

Terjemahnya: 

(Yaitu) orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada 
(kehidupan) akhirat, menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan 
menginginkannya menjadi bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang 
jauh.32 
 

q.  َب  ح 

بَ  merupakan bentuk fi’il mad ح  }i majh}ul sebanyak empat (4) ayat yang 

disebutkan dalam al-Qur’an QS al-Baqarah/2: 165, QS ali-ʻImra>n/3: 14, QS S}a>d/38: 

32, QS al-‘Adiya >t/100: 8.  

ٱلنِٰس آْءِ و ٱلۡب نِيْ  و ٱلۡق ن هطِيِْ   تِ مِن   للِنَّاسِ ح ب  ٱلشَّه و ه ٱلۡم س وَّم ةِ ز يِٰن   ٱلۡم ق نط ر ةِ مِن  ٱلذَّه بِ و ٱلۡفِضَّةِ و ٱلْۡ يۡلِ 
 و ٱللَّّ  عِند ه ۥ ح سۡن  ٱلۡم  

ي اَّۖ
ن ۡ مِ و ٱلۡح رۡثِۗ ذ هلِك  م ت هع  ٱلۡح ي  وهةِ ٱلد  ع ه

  (١٤  )   ابِ     و ٱلۡ ن ۡ
Terjemahnya: 

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa 
perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, 
perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan 
hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.33 
 
 

 
31Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 190. 

32Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 255. 

33Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 25. 
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r.  َاَب َح  

 sebanyak tiga (3) ayat yang disebutkan حبَ merupakan bentuk masdar dari حباَ

dalam al-Qur’an yaitu: QS al-Baqarah/2: 165, QS Yu>suf/12: 30, QS al-Fajr/89: 20. 

ادً  ب ون  ه مۡ   او مِن  ٱلنَّاسِ م ن ي  تَّخِذ  مِن د ونِ ٱللَِّّ أ ند   و ٱلَّذِين  ء ام ن  وْٓاْ أ ش د  ح ب    ك ح بِٰ   يَِ 
َِّۖ ٱلَّذِين    ي  ر ى  و ل وۡ   للَِّّۗ   اٱللَّّ

يعً    (١٦٥  )  ٱللَّّ  ش دِيد  ٱلۡع ذ ابِ  و أ نَّ   ا ظ ل م وْٓاْ إِذۡ ي  ر وۡن  ٱلۡع ذ اب  أ نَّ ٱلۡق وَّة  للَِِّّ جَِ 
Terjemahnya: 

Di antara manusia ada yang menjadikan (sesuatu) selain Allah sebagai 
tandingan-tandingan (bagi-Nya) yang mereka cintai seperti mencintai Allah. 
Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. 
Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat 
azab (pada hari Kiamat), bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa 
Allah sangat keras azab-Nya, (niscaya mereka menyesal).34 

s. َ ّب َهَ ح   

بّ َ ََهَ ح   sebanyak dua (2) ayat yang disebutkan dalam al-Qur’an yaitu: QS al-

Baqarah /2: 177, QS al-Insa>n/76: 8.  

و ٱلۡ  بٱِللَِّّ  ء ام ن   م نۡ  ٱلۡبَِّ  و ل هكِنَّ  و ٱلۡم غۡرِبِ  ٱلۡم شۡرقِِ  قِب ل   و ج وه ك مۡ  ت  و ل واْ  أ ن  ٱلۡبَِّ  ٱلْۡٓخِرِ  لَّيۡس   ل هْٓئِك ةِ ي  وۡمِ  و ٱلۡم 
و ٱلنَّبِيِٰ  ٱلسَّبِيلِ و ٱلسَّآْئلِِيْ  و     و ٱلۡكِت هبِ  كِيْ  و ٱبۡن   و ٱلۡي  ت هم ىه و ٱلۡم س ه ٱلۡق رۡبَ ه  ع ل ىه ح بِٰهِۦ ذ وِي  ٱلۡم ال   فِ ن  و ء ات ى 

سِۗ ٱلرٰقِ ابِ و أ ق ام  ٱلصَّل وهة  و ء ات ى ٱلزَّك وهة  و ٱلۡم وف ون  بعِ هۡدِهِمۡ إِ 
ۡ
س آْءِ و ٱلضَّرَّآْءِ و حِيْ  ٱلۡب أ

ۡ
بِيِن  فِ ٱلۡب أ  و ٱلصَّه

َّۖ
ذ ا ع هه د واْ

 و أ وْل هْٓئِك  ه م  ٱلۡم ت َّق ون  
َّۖ
ق واْ   ( ١٧٧  )   أ وْل هْٓئِك  ٱلَّذِين  ص د 

Terjemahnya: 

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, 
melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, 
hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta 
yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-
minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan 
zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, 
dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka 
itulah orang-orang yang bertakwa.35 

  

 
34Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 25. 

35Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 27. 
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t. َ بَ حَ أ  

ََأحبَ   merupakan bentuk fi‘il mud}ari mujarrad sebanyak tiga (3) ayat yang 

disebutkan dalam al-Qur’an yaitu: QS al-Taubah/9: 24, QS Yu>suf/12: 8 dan 33. 

و ع شِيْ ت ك مۡ   و أ زۡو هج ك مۡ  ن ك مۡ  و إِخۡو ه ن آْؤ ك مۡ 
و أ ب ۡ ء ابا ْٓؤ ك مۡ  إِن ك ان   و تِ هر ة  ق لۡ  ت م وه ا 

ت  ر ف ۡ
ٱق ۡ ل   ش وۡن    و أ مۡو ه ۡ  ك س اد ه ا  تَ 

كِن   تِ  ٱللَّّ  بِِ مۡرهِِۦۗ و ٱللَّّ  لا  س بِيلِهِ   فِ ََٱللَِّّ و ر س ولهِِۦ و جِه ادِ   مِٰن    إلِ يۡك م   أ ح بَّ   ت  رۡض وۡن  ه آْ   و م س ه
ۡ
ۦ ف  ت  ر بَّص واْ ح تَّّه يَ 

سِقِيْ  ي  هۡدِي ٱلۡق وۡم     ( ٢٤ )   ٱلۡف ه
Terjemahnya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-
saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu 
usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat 
tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan 
daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan 
keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.36 

u. َ َه َاؤَ ب َحَ أ  

-hanya disebutkan dalam QS al حبََ merupakan bentuk jamak dari أحباؤهََ

Ma>idah/5: 18. 

ن هْٓؤ اْ ٱللَِّّ و أ حِبَّهْٓؤ ه ۥٍۚ ق لۡ ف لِم  ي  ع ذِٰب ك م بِذ ن وبِك مَّۖ ب لۡ 
ن  أ ب ۡ

ۡ ر ىه نح   لِم ن  ي  غۡفِر   خ ل ق ٍۚ  مَِّّٰنۡ  أ نت م ب ش ر   و ق ال تِ ٱلۡي  ه ود  و ٱلنَّص ه
للَِّّ   ء ٍۚ ي ش آْ   م ن و ي  ع ذِٰب    ي ش آْء    و إِل يۡهِ ٱلۡم صِيْ    م لۡك    و 

ن  ه م اَّۖ
تِ و ٱلۡ رۡضِ و م ا ب  ي ۡ و ه   ( ١٨ )   ٱلسَّم ه

Terjemahnya: 

Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, “Kami adalah anak-anak Allah dan 
kekasih-kekasih-Nya.” Katakanlah, “(Jika benar begitu,) mengapa Allah 
menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Sebaliknya, kamu adalah manusia 
(biasa) di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang 
Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki (pula). Milik Allahlah 
kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan kepada-Nya 
semua akan kembali.”37 

v.  َةَب َحَ م  

 :hanya disebutkan dalam QS T{aha/20 حبََ adalah bentuk isim maka>n dari محبةََ

39. 

 
36Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 190. 

37Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 111. 
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خ ذۡه  ع د و  أ نِ ٱقۡذِفِيهِ فِ ٱلتَّاب وتِ ف ٱقۡذِفِيهِ فِ ٱلۡي مِٰ ف  لۡي  لۡقِهِ ٱلۡي م   
ۡ
َۥٍۚ و أ لۡق يۡت  ع ل يۡك  مح  بَّةلَّه    و ع د و    لِٰ   بٱِلسَّاحِلِ يَ   ٖ 

  ( ٣٩  )   ع يۡنِْٓ   ع ل ىه   و لتِ صۡن ع    مِٰنِٰ 
Terjemahnya: 

(Ilham itu adalah perintah Kami kepada ibumu,) ‘Letakkanlah dia (Musa) di 
dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai (Nil). Maka, biarlah (arus) 
sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh (Fir‘aun) musuh-Ku dan 
musuhnya.’ Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang dari-Ku dan agar 
engkau diasuh di bawah pengawasan-Ku.38 

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dalam term h}ub, hanya ada dua 

ayat yang menunjukkan pada makna ketertarikan, yaitu dalam QS ‘Ali Imran/3: 14 dan 

Yu>suf/12: 30.39 Selain dari dua ayat tersebut, h}ub dimaknai sebagai ketertarikan dalam 

kekufuran dan ketertarikan dalam hal keimanan. Dengan demikian, ketertarikan yang 

ditunjukkan dengan term h}ub berarti ketertarikan yang bersifat umum, dapat 

berdampak negatif ataupun tergantung bagaimana mengekspresikannya. 

2. Ekspresi Ketertarikan Perempuan terhadap Laki-Laki yang ditunjukkan 

dengan term selain h}ub 

Selain term h}ub, dalam al-Qur’an terdapat term lain yang menunjukkan 

ketertarikan perempuan terhadap laki-laki yaitu ra>wada dan mawaddah. 

a. Ra>wada ( ودا)ر  

Ra>wada berasal dari kata ra>da (راد) yaitu upaya meminta sesuatu dengan lemah 

lembut agar apa yang diharapkan dapat diperoleh.40 Term ra>wada disebutkan 7 kali 

dalam al-Qur’an yaitu dalam QS Yu>suf/12: 23, 26, 30, 32, 51, 61, QS al-Qamar/54: 

37.ََ  Dari ayat tersebut, hanya 5 di antaranya yang membahas tentang ketertarikan 

terhadap lawan jenis yaitu dalam QS Yu>suf/12: 23, 26, 30, 32, 51. 

 
38Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 314. 

39Lihat ayat pada h. 31 dan 32. 

40M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Jilid 6 (Cet.V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 53. 
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 .dalam QS Yu>suf/12: 23 ر او د تْه    (1

ْْٓ   انَِّه    اللّهِٰ   م ع اذ    ق ال  ۗ ل ك    ه يْت    و ق ال تْ   الْا بْ و اب    و غ لَّق تِ   الَّتَِْ ه و  فِْ ب  يْتِه ا ع نْ ن َّفْسِهِ   راَوَدَتْهّ و    م ثْ و اي ۗ   ا حْس ن    ر بِٰ
  )٢٣(  لِم وْن  الظهٰ   ي  فْلِح    لا    انَِّه  

Terjemahnya: 

Perempuan, yang dia (Yusuf) tinggal di rumahnya, menggodanya. Dia menutup 
rapat semua pintu, lalu berkata, “Marilah mendekat kepadaku.” Yusuf berkata, 
“Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia (suamimu) adalah tuanku. 
Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim 
tidak akan beruntung.”41 
 

 .dalam QS Yu>suf/12: 26  ر او د تْنِْ  (2

 اِنْ ك ان  ق مِيْص ه  ع نْ ن َّفْسِيْ  ّّراَوَدَتْنِّْي   ق ال  هِ 
نْ ا هْلِه اٍۚ ذِبِيْْ    مِن    و ه و    ف ص د ق تْ   ق  ب لٍ   مِنْ   ق دَّ   و ش هِد  ش اهِد  مِٰ  الْكه

)٢٦(  
Terjemahnya: 

Dia (Yusuf) berkata, “Dia yang menggoda diriku.” Seorang saksi dari keluarga 
perempuan itu memberikan kesaksian, “Jika bajunya koyak di bagian depan, 
perempuan itu benar dan dia (Yusuf) termasuk orang-orang yang berdusta.42 

 .dalam QS Yu>suf/12: 30  ت  ر اوِد   (3

دِيْ ن ةِ امْر ا ت  الْع زيِْزِ     )٣٠(بِيٍْْ م    ض لهلٍ   فِْ   ل ن  رهىه ا   اِنََّ   ح ب اۗ   ش غ ف ه ا   ق دْ   ف  تهىه ا ع نْ ن َّفْسِهٍِۚ   ت ـرَاوِدّ و ق ال  نِسْو ة  فِِ الْم 
Terjemahnya: 

Para wanita di kota itu berkata, “Istri al-Aziz menggoda pelayannya untuk 
menaklukkannya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami 
benar-benar memandangnya dalam kesesatan yang nyata.”43 

 .dalam QS Yu>suf/12: 32 ر او دْت ه   (4

لِك نَّ الَّذِيْ ل مْت  نَّنِْ فِيْهِۗ و ل ق دْ   نْ ۗ ف اسْت  عْص م    ن َّفْسِه  ع نْ   راَوَدْتُّهّ ق ال تْ ف ذه  و ل ي ك وْنًَ   ل ي سْج ن نَّ   اهم ر ه    م آْ   ي  فْع لْ   لََّْ   و ل ىِٕ
غِرِ   مِٰن     )٣٢(يْن   الصهٰ

 

 
41Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 238. 

42Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 238. 

43Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 238. 
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Terjemahnya: 

Dia (istri al-Aziz) berkata, “Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela 
aku karena (aku tertarik) kepadanya. Sungguh, aku benar-benar telah menggoda 
untuk menaklukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika tidak melakukan apa yang 
aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan benar-benar 
akan termasuk orang yang hina.”44 

 .QS Yu>suf/12: 51 ر او دْت نَّ  (5

ءٍ   مِنْ   ع ل يْهِ   ع لِمْن ا  م ا  لِلّهِٰ   ح اش    ق  لْن    ي  وْس ف  ع نْ ن َّفْسِهِۗ   راَوَدْتُّنّ ق ال  م ا خ طْب ك نَّ اِذْ     الْع زيِْزِ   امْر ا ت    ق ال تِ ۗ س وْۤ
   ح صْح ص    الْ  هن  

َّۖ
دِقِيْْ    ل مِن    و انَِّه    ن َّفْسِهِ   ع نْ  راَوَدْتُّهّ   ا نَ ا   الحْ ق    )٥١(  الصهٰ

Terjemahnya: 

Dia (raja) berkata (kepada wanita-wanita itu), “Bagaimana keadaanmu ketika 
kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?” Mereka berkata, “Maha 
Sempurna Allah. Kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya.” Istri al-
Aziz berkata, “Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya dan 
sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.”45 

Dengan demikian ketertarikan yang ditunjukkan dengan term ra>wada berarti 

ketertarikan yang menunjukkan adanya keinginan lebih, kemudian diekspresikan 

dengan cara menggoda. Ketertarikan yang dialami bukanlah rasa kagum yang bersifat 

sementara, tapi disertai perasaan ingin melampiaskannya. Seseorang yang mengalami 

jenis ketertarikan ini cenderung tidak bisa mengontrol perasaannya. 

b. Mawadda (مودة) 

Mawaddah terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf waw dan dal berganda 

yang mengandung arti cinta dan harapan.َ َMawaddah adalah jenis cinta yang 

menggebu-gebu dan membara. Seseorang yang memiliki cinta jenis mawaddah akan 

selalu berkeinginan untuk berdua dan enggan berpisah dan selalu ingin memuaskan 

dahaga cintanya.46 Mawaddah yang diartikan sebagai cinta ialah kerinduan seorang 

 
44Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 239. 

45Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 241. 

46Achmad Mubarok, Psikologi Keluarga, h. 87. 
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laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada laki-laki yang 

dijadikan Allah swt. tabiat atau kewajaran dari hidup itu sendiri.  Cinta yang dilukiskan 

dengan kata wadud harus terbukti dengan sikap dan tingkah laku.47 Term mawaddah 

disebutkan 7 kali dalam al-Qur’an yaitu dalam QS al-Nisa>’/4: 73, QS al-Ma>‘idah/5: 

82, QS al-Ankabu>t/29: 25, QS al-Ru>m/30: 21, QS al-Syu>ra’/42: 23, QS al-

Mumtahanah/60: 1 dan 7. Dari ayat-ayat tersebut hanya 2 ayat yang menunjukkan 

ketertarikan terhadap lawan jenis, yaitu dalam QS al-Ru>m /30: 21 dan QS al-Syu>ra’/42: 

23. 

نۡ أ نف سِك مۡ أ زۡو هج   ن ك م و مِنۡ ء اي هتِهِۦْٓ أ نۡ خ ل ق  ل ك م مِٰ ه ا و ج ع ل  ب  ي ۡ
 إِنَّ فِ ذ هلِك  ل ْٓي هتِ   م وَد ةّ ّا لتِٰ سۡك ن  وْٓاْ إلِ ي ۡ

 و ر حْۡ ةًٍۚ
  ( ٢١ )   ي  ت  ف كَّر ون    لقِٰ وۡمِ 

Terjemahnya: 

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram 
kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.48 

تِۗ ق   لِحه ر  اللّهٰ  عِب اد ه  الَّذِيْن  اهم ن  وْا و ع مِل وا الصهٰ ۗ   الْمَوَد ةَّّّلْ لآَّْ ا سْ   ل ك مْ ع ل يْهِ ا جْراً اِلاَّ ذهلِك  الَّذِيْ ي  ب شِٰ فِِ الْق رْبَه
َو م نْ ي َّقْتَ ِفْ ح س ن ةً نَّزدِْ ل ه   ٢٣ ش ك وْر    غ ف وْر    اللّهٰ    اِنَّ ۗ ح سْنًا   فِي ْه ا  ٖ 

Terjemahnya: 

Itulah (karunia) yang (dengannya) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya 
yang beriman dan beramal saleh. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku tidak 
meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang 
dalam kekeluargaan.” Siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan 
kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Mensyukuri.49 

 
47Hamka, Tafsir Al-Azhar: Jilid 7 (Depok: Gema Insani, 2015), h. 50. 

48Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406. 

49Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 486. 
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Dengan demikian, ketertarikan yang ditunjukkan dengan term mawaddah yaitu  

perasaan yang sudah matang dan menjadi bekal dalam hubungan yang lebih mendalam 

yaitu pernikahan. Mawadddah seabagai ketertarikan disebutkan dalam bentuk 

kekeluargaan, yang menunjukkan bahwa perasaan tersebut bukan lagi perasaan yang 

ingin bermain-main namun lebih kepada ketertarikan yang sudah mapan dari segi 

perasaan. 

C. Klasifikasi Ayat-Ayat tentang Ekspresi Ketertarikan  

1. Ayat-Ayat Makkiyah 

Makkiyah adalah istilah yang merujuk pada bagian-bagain ayat dalam al-Qur’an 

yang diturunkan Allah melalui malaikat jilbril kepada nabi Muhammad saw., sebelum 

hijrah ke madinah, meskipun diturun kan di luar wilayah kota Mekkah seperti Mina, 

Arafah, Hudaibiyah.50  

Adapun ayat-ayat yang menunjukkan ekspresi ketertarikan yang termasuk ayat 

makkiyah adalah: 

No. Surah Makkiyah 

1. QS al-Anʻam/6: 76, 141 

2. QS al-Aʻraf/7: 31, 55, 79 

3. QS Yu>suf/12: 8, 23, 26, 30, 32, 51, 61 

4. QS Ibrahim/14: 3 

5. QS T{aha/20: 39 

6. QS al- Nah{l/16: 23 

7. QS Qas{as}/28: 56, 76, 77 

8. QS al-Ankabu>t/29: 25 

 

50Manna Al-Qaththan, Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur’an, h. 97. 
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9. QS al-Ru>m/30: 21, 45 

10. QS Luqma>n/31: 18 

11. QS S{ad/38: 32  

12. QS Fus}s}ilat/41: 17 

13. QS al-Syu>ra>’/42: 23, 40 

14. QS al-Qiya>mah/75: 20 

15. QS al-Fajr/89: 20 

16. QS al-‘Adiya>t/100: 8. 

2. Ayat-Ayat Madaniyah 

Madaniyah adalah istilah yang merujuk pada bagian-bagain ayat dalam al-

Qur’an yang diturunkan Allah melalui malaikat jilbril kepada nabi Muhammad saw., 

setelah hijrah ke madinah, baik itu ayat yang turun di wilayah sekitar madinah seperti 

Uhud, Quba, dan Sila, ataupun ayat tersebut diturunkan wilayah kota Mekkah.51 

Adapun ayat-ayat yang menunjukkan ekspresi ketertarikan yang termasuk ayat 

madaniyah adalah: 

No. Surah Madaniyah 

1. QS al-Baqarah/2: 165, 177, 190, 195, 205, 216, 222, 222, 276 

2. 
QS ali-ʻImra>n /3: 14, 31, 32, 57, 76, 92, 119, 134, 140, 146, 148, 152, 

159, 188 

3. QS al-Nisa>’/4: 36, 73, 107, 148 

4. QS al-Ma>idah/5: 13, 18, 42, 54, 64, 82, 87, 93 

5. QS al-Anfa>l/8: 58 

6. QS al-Taubah/9: 4, 7, 24, 108 

 
51Manna Al-Qaththan, Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur’an, h. 97-98. 
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7. QS al-H{ajj/22: 38     

8. QS al-Nu>r/24: 19, 22 

9. QS al-Hujura>t/49: 7, 9, 12 

10. QS al-H{adi>d/57: 23 

11. QS al-Hasyr/59: 9 

12. QS al-Mumtah{anah/60: 1, 7, 8 

13. QS al-Saff/61: 4, 13 

14. QS al-Insa>n/76: 8, 27 

 

D. Klasisikasi Tematik Ayat-ayat Tentang Ekspresi Ketertarikan Perempuan 

terhadap Laki-Laki 

Berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat di atas, maka yang menunjukkan pada 

makna ketertarikan pada term al-h}ub terdapat dua ayat yaitu QS ‘Ali Imran/3: 14 dan 

Yu>suf/12: 30, term rawada terdapat 5 ayat yaitu QS Yu>suf/12: 23, 26, 30, 32, 51, dan 

term mawaddah terdapat dua ayat yaitu QS al-Ru>m/30: 21 dan QS al-Syu>ra’/42: 23. 

Berikut klasifikasi tematik ayatnya: 

Bentuk Kata Ayat Makna 

 QS ‘Ali Imran/3: 14 Ketertarikan terhadap lawan jenis حب 

 Yu>suf/12: 30 حبا
Ketertarikan terhadap laki-laki dengan 

cara menggoda  راود 
QS Yu>suf/12: 23, 26, 

30, 32, 51 

 مودة
QS al-Ru>m/30: 21  

QS al-Syu>ra’/42: 23 

Ketertarikan dengan bentuk rasa kasih 

sayang untuk membina keluarga 
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BAB III 

WUJUD EKSPRESI KETERTARIKAN PEREMPUAN  

TERHADAP LAKI-LAKI DALAM AL-QUR’AN 

A. Menggoda Laki-Laki (Kisah Imra’at al-Aziz)  

Bentuk ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki dapat dilihat pada 

rangkaian kisah Nabi Yusuf a.s. ketika tinggal dirumah seorang pembesar di negeri itu. 

Tersebut istri dari pembesar tersebut memiliki ketertarikan kepada Yusuf a.s. 

Muhammad bin Ishaq yang menyebut bahwa perempuan tersebut bernama Ra’il binti 

Ra’ail. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa perempuan tersebut bernama 

Zulaikha. Allah swt. berfirman dalam QS Yu>suf/12: 23. 

و هب  و ق ال تۡ 
ن َّفۡسِهِۦ و غ لَّق تِ ٱلۡ ب ۡ ب  يۡتِه ا ع ن  ْٓ أ حۡس ن    و ر هو د تۡه  ٱلَّتَِ ه و  فِ   إِنَّه ۥ ر بِٰ

َِّۖ  ق ال  م ع اذ  ٱللَّّ
ٍۚ
ه يۡت  ل ك 

 إِنَّه ۥ لا  ي  فۡلِح  ٱلظَّهلِم ون   
َّۖ
و اي 

 )  ٢٣(م ث ۡ
Terjemahnya:  

Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk 
menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya 
berkata: "Marilah ke sini". Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, 
sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik". Sesungguhnya orang-
orang yang zalim tiada akan beruntung.1 

 Dengan gaya bahasa yang lugas dan indah, al-Qur’an menggambarkan gejolak 

jiwa yang dirasakan Zulaikha kepada Yusuf a.s. Sebelumnya al-Aziz telah memberikan 

Yusuf yang masih remaja kepada istrinya. Ia meminta istrinya agar memberikan 

perhatian serta mendidik dan membesarkannya. Namun, ternyata Zulaikha tidak hanya 

melihat kecakapan dan kecerdasan Yusuf a.s. Ia juga melihat ketampanan wajahnya 

serta keindahan sifat dan perilakunya. Semua itu menarik hati Zulaikha sehingga ia 

 
1Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-

Qur’an, 2019) [Add-Ins], Qur’an Kemenag in Word Version 3.0, 2021, h. 238. 
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berada di tengah konflik batin yang luar biasa hebat. Disatu sisi ingin menjalankan 

tugas yang diberikan al-Aziz, tapi di sisi lain ia merasakan ketertarikan pada diri Yusuf 

as. Setelah melalui perhelatan yang cukup lama, ketertarikan Zulaikha pada Yusuf 

lebih dominan sehingga ia pun bergerak menggoda dan membujuknya.2  

Sebagaimana salah satu kaidah psikologi bahwa tarik-menarik perasaan pasti 

akan berakhir pada kemenangan salah satunya. Kemenangan tersebut diperoleh karena 

dorongan yang dipicu oleh kebersamaan yang cukup lama atau karena penyebab yang 

lain.3 Dalam ayat ini tidak disebutkan bahwa “Istri al-Aziz menggodanya” tetapi     و ر هو د تۡه
ن َّفۡسِهِ  ع ن  ب  يۡتِه ا  فِ  ه و    Wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya“ ٱلَّتَِ 

menggodanya (Yusuf).” Meski dengan inti yang sama, implikasi makna kedua kalimat 

tersebut jauh berbeda.4   

 Kemudian,  ٍۚ و هب  و ق ال تۡ ه يۡت  ل ك
 Dia menutup sejumlah pintu seraya“ و غ لَّق تِ ٱلۡ ب ۡ

berkata, “Marilah kesini”.” Kata  ِغ لَّق ت dalam ayat ini berarti menutup pintu dengan 

rapi sehingga tidak dapat dibuka dari luar. Kata itu tidak hanya berarti menutup pintu, 

tapi menunjukkan bahwa karena ditutup dengan rapi dan dikunci maka tidak ada orang 

yang bisa membukanya dan kemudian memasuki kamar. Demikian kenyataannya 

sehingga tidak ada yang bisa masuk termasuk al Aziz. Di ayat ini juga mengungkapkan 

bahwa Zulaikha menuntup pintu (  و هب
 bukan hanya satu pintu. Sebuah isyarat ,(ٱلۡ ب ۡ

ketidakmungkinan didengar karena ketika sejumlah pintu yang menghalangi lapisan 

udara ditutup maka suara tidak akan terdengar. 5 

 
2Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf  terj. Fauzi Bahrezi, Perjalanan Hidup Surah 

Yusuf (Jakarta: Zaman, 2013), h. 137-138. 

3Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 138. 

4Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 139. 

5Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 139-140. 
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Setelah itu Zulaikha berkata,   ل ك ه يۡت    Marilah ke sini!”. Ungkapan“ و ق ال تۡ 

lembut tersebut menggambarkan suatu kaidah psikologi bahwa permintaan tidak mesti 

diungkapkan dengan kata yang tegas dan jelas. Ungkapan ini membuat lawan 

bicaranya merenung dan berfikir hingga akhirnya memahami maksudnya. Ungkapan 

tersebut seolah berkata “Engkaulah yang kuinginkan. Aku sudah siap.” Yusuf segera 

memahami maksud dan keinginannya maka iapun menjawab     َِّۖ ٱللَّّ م ع اذ   ق ال    “Aku 

berlindung kepada Allah.” 6 

 Dari maknanya, dapat dilihat betapa rapi dan teliti persiapan yang dilakukan 

zulaikha untuk menjalankan keinginannya. Ia mengawalinya dengan menggoda yusuf, 

lalu secara bertahap ia melakukan tindakan lanjutan dengan menutup  sejumlah pintu, 

lalu melakukan tindakan verbal dengan mengucapkan apa yang diinginkannya 

meskipun tidak secara langsung.7 

 Yusuf menyadari posisinya sebagai hamba Allah yang wajib taat kepada-Nya, 

mana mungkin ia membiarkan dirinya jatuh dalam perangkap godaan dan bujukan yang 

akan mendatangkan murka Allah. Meskipun menyadari konsekuesi berat yang 

mungkin dihadapinya jika menolak keinginan Zulaikha, tanpa ragu sedikitpun Yusuf 

as menyatakan penolakannya dengan menjawab   َّۖ و اي
ْٓ أ حۡس ن  م ث ۡ  إِنَّه ۥ ر بِٰ

َِّۖ  Aku“ ق ال  م ع اذ  ٱللَّّ

berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukanku dengan baik.”8 

 Kemudian Allah swt berfirman dalam QS Yu>suf/12: 24. 

و ٱلۡف حۡ  ٱلس وْٓء   ع نۡه   لنِ صۡرِف   لِك   ر بهِِٰۦٍۚ ك ذ ه ن   ب  رۡه ه رَّء ا  أ ن  ل وۡلا ْٓ  بِِ ا  و ه مَّ  بهِِۦَّۖ  هَ َّتۡ  عِب ادِنَ  ش آْء ٍۚ و ل ق دۡ  مِنۡ  إِنَّه ۥ   
 )  ٢٤  (ٱلۡم خۡل صِيْ  

Terjemahnya: 

 
6Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 140. 

7Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 140. 

8Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 140. 
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24. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) 
dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu 
andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami 
memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf 
itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.9 

Al-Qur’an menempatkan ungkapan penegas   ۡو ل ق د di awal ayat ini yang 

menceritakan ketertarikan Zulaikha kepada Yusuf,  ِِو ل ق دۡ هَ َّتۡ به “Dan Sungguh istri itu 

telah berhasrat kuat kepadanya”, yang menunjukkan bahwa ia benar-benar memiliki 

hasrat kepadanya Yusuf. Sedangkan pada kalimat ر بهِِٰۦ ن   ب  رۡه ه رَّء ا  أ ن  ل وۡلا ْٓ  بِِ ا   dan“ و ه مَّ 

Yusufpun berkeinginan kepadanya andai saja ia tidak melihat tanda bukti Tuhannya,” 

tidak ada ungkapan penegas di sana, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa 

Yusuf as. benar-benar tidak memiliki hasrat kepadanya.10 

Allah swt berfirman dalam QS Yu>suf/12: 25. 

َسۡت  ب  ق ا ٱلۡب اب  و ق دَّتۡ ق مِيص ه ۥ مِن د ب رو ٱ ا   س يِٰد ه ا   و أ لۡف ي ا   ٖ  ٱلۡب ابٍِۚ ق ال تۡ م ا ج ز آْء  م نۡ أ ر اد  بِِ هۡلِك  س وْٓءًا إِلآَّْ   ل د 
  )٢٥   (أ ن ي سۡج ن  أ وۡ ع ذ اب  أ ليِم

Terjemahnya: 
25. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju 
gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami 
wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap 
orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan 
atau (dihukum) dengan azab yang pedih?11 

ٱلۡب اب     keduanya berlomba-lomba menuju pintu,” penggalan ayat ini“ و ٱسۡت  ب  ق ا 

membawa kita pada peristiwa baru dengan alur yang sangat cepat. Kita langsung diajak 

menyaksikan kejadian dramatis setelah penolakan Yusuf a.s. terhadap Zulaikha. 

Seakan-akan kita merasakan ketegangan yang dialami Yusuf a.s. yang tengah berusaha 

untuk meloloskan diri dari kamar yang tertutup rapat itu. Dengan gerakan yang sangat 

cepat Yusuf berlari menuju pintu, dan disaat yang sama Zulaikhapun bergerak cepat 

 
9Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 238. 

10Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 141. 

11Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 238. 
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menuju pintu. Pada bagian ini dapat ditarik salah satu kaidah penting dalam psikologi 

bahwa ketegangan yang terjadi antara dua individu akan memengaruhi kondisi 

kejiwaan mereka, baik berupa munculnya permusuhan, perdebatan, tangisan, 

kemarahan, dan gejala psikologis lainnya. 

 Kemudian al-Qur’an menuturkan  َّد ب رو ق د مِن  ق مِيص ه ۥ  تۡ    “Istri al Aziz menarik 

baju Yusuf dari belakang hingga koyak.” Penggalan ayat ini menceritakan satu 

peristiwa dengan sangat detail, yang kemudian kedepannya menjadi bukti yang sangat 

penting.  Sementara di sisi Zulaikha, ayat ini menceritakan upaya terakhir yang ia 

lakukan untuk mencegah Yusuf keluar ruangan lebih dulu dibanding dirinya. Ia 

berlomba dengan Yusuf untuk mencapai pintu, tetapi Yusuf berhasil mendahuluinya. 

Akibatnya ia marah, kesal, dan putus asa, lalu menarik gamis Yusuf dari belakang 

hingga robek12.   

Reaksi spontan Zulaikha merupakan reaksi umum yang dilakukan kebanyakan 

manusia ketika dilanda kegelisahan dan kerisauan. Pada sebagian kasus, kondisi jiwa 

semacam itu memicu kemarahan sehingga berani melakukan tindakan yang menyakiti 

dirinya dan orang lain diluar pertimbangannya. 

Ketika pintu terbuka,  ا  س يِٰد ه ا  و أ لۡف ي ا ٱلۡب ابِ   ل د    “mereka mendapati suaminya di 

muka pintu.” Kita bisa membayangkan apa yang terjadi ketika al Aziz mendapati 

istrinya keluar dari ruangan yang terkunci bersama salah seorang pelayannya. Tentu 

saja Yusuf dan Zulaikha terkejut ketika mendapati sang penguasa rumah telah berada 

di balik pintu kamar. Zulaikha tentu saja berusaha menyelamatkan diri dan kehormatan 

di depan suaminya.13  

 
12Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 145. 

13Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 147. 
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Untuk menyelamatkan dirinya dari rasa malu dan kehinaan, Zulaikha berkata 

أ ليِم  Apakah balasan bagi orang“ ق ال تۡ م ا ج ز آْء  م نۡ أ ر اد  بِِ هۡلِك  س وْٓءًا إِلآَّْ أ ن ي سۡج ن  أ وۡ ع ذ اب  

yang hendak berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) 

dengan siksa yang pedih?”. Ayat ini menjelaskan kepada kita betapa orang yang gelisah 

dan dikuasai amarah dapat melakukan tindakan yang sangat keji. Sebagai wanita 

bangsawan dan nyonya majikan, semestinya Yusuf menuruti keinginannya. Ketika 

ditolak tentu saja ia marah dan terhina, terlebih lagi ia mendapati suaminya di depan 

pintu. Maka tanpa keraguan sedikitpun ia melemparkan tuduhan keji kepada Yusuf as. 

Orang yang terbiasa melakukan tipu daya selalu memiliki aneka muslihat untuk 

menyelamatkan dirinya. 14 

Allah berfirman dalam QS Yu>suf/12: 26-27. 

ش اهِدً  و ش هِد   ن َّفۡسِيٍۚ  ع ن  ر هو د تۡنِ  هِي   ق  ب لِ ق مِيص ه    ك ان    إِن   أ هۡلِه آْ   مِٰنۡ   ق ال   مِن  ق دَّ   مِن    و ه و    ف ص د ق تۡ   ۥ 
ذِبِيْ دِقِيْ   ف    ق مِيص ه ۥ ق دَّ مِن د ب رِ و إِن ك ان       )٢٦ (ٱلۡك ه ب تۡ و ه و  مِن  ٱلصَّه  )٢٧(ك ذ 

Terjemahnya: 
Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", 
dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika 
baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk 
orang-orang yang dusta 27. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka 
wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar"15 

 Setelah Zulaikha melemparkan tuduhan dan menuntut agar al Aziz menghukum 

Yusuf as. Tibalah kesempatan berbicara untuk Yusuf a.s., beliau berujar   ِق ال  هِي  ر هو د تۡن
ن َّفۡسِي  Dia menggodaku agar aku tunduk (kepadanya)” Yusuf menyampaikan“ ع ن 

peristiwa itu dengan penuh keberanian karena memang ia tidak bersalah. Setelah itu 

muncul sosok lain dalam kisah ini yang menjadi penengah di antara keduanya.    و ش هِد
ذِبِيْ  مِن    و ه و    ف ص د ق تۡ   ۥ ق دَّ مِن ق  ب لِ ق مِيص ه    ك ان    إِن   أ هۡلِه آْ   مِٰنۡ   ش اهِدً  ٱلۡك ه  “lalu seorang saksi dari 

 
14Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 148. 

15Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 238. 
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keluarga al aziz memberikan kesaksian, ‘jika baju gamisnya koyak di depan maka ia 

(Istri al Aziz) benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta’.” Kemudian ia 

mengungkapkan kebalikannya,  ِدِقِيْ  ف    و إِن ك ان  ق مِيص ه ۥ ق دَّ مِن د ب ر ب تۡ و ه و  مِن  ٱلصَّه ك ذ   “namun 

jika gamisnya koyak di bagian belakang maka ia berdusta dan Yusuf termasuk orang 

yang benar.” 

 Saksi yang dimintai pendapatnya itu tidak menjelaskan secara detail tentang 

robeknya baju yusuf. Tapi jika dipahami, jika gamis Yusuf sobek di bagian depan, 

berarti Yusuf berada di depan Zulaikha dan berusaha memperdayainya, kemudian 

Zulaikha memberontak dan membela diri sehingga  mengoyak bagian depan gamis 

Yusuf. Sebaliknya, jika gamis Yusuf sobek di bagian belakang berarti Zulaikha 

menggoda Yusuf kemudian Yusuf berlari menjauhinya tetapi Zulaikha mengejarnya 

dan menarik gamisnya hingga sobek.16 

 Allah berfirman dalam QS Yu>suf/12: 28. 

 إِنَّ ك يۡد ك نَّ ع ظِيمإِنَّه    ق ال    ف  ل مَّا ر ء ا ق مِيص ه ۥ ق دَّ مِن د ب رٍ 
َّۖ
  ( ٢٨  )  ٌ  ۥ مِن ك يۡدكِ نَّ

Terjemahnya: 

Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang 
berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, 
sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar"17 

د ب رٍ   مِن  ق دَّ  ق مِيص ه ۥ   maka tatkala al Aziz melihat baju Yusuf koyak di“  ف  ل مَّا ر ء ا 

belakang,” ayat ini diawali dengan partikel penunjuk waktu yaitu ف  ل مَّا, yang berarti 

ketika. Artikel itu menunjukkan bahwa al Aziz sebelumnya tidak melihat keadaan baju 

yusuf. Ia tidak memperhatikan apakah bajunya sobek atau tidak. Ia masih berada dalam 

keadaan terkejut mendapati istrinya keluar bersamaan dengan pelayan laki-lakinyadari 

ruangan yang tertutup rapat. Dalam keadaan itu, seseorang akan kehilangan daya 

 
16Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 148. 

17Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 238. 
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analisis dan daya pikirnya sehingga tidak bisa melakukan apa-apa, lebih banyak diam 

dan termenung. Penggalan ayat ini menunjukkan bahwa al Aziz sungguh-sungguh 

meminta pandangan saksi ahli dan kemudian menjalankan petunjuknya. 

 Setelah mengetahui siapa yang bersalah, al Aziz berkata   ۥ مِن ك يۡدكِ نَّ إِنَّه يۡ   د ك نَّ  إِنَّ ك 
ٌ  ع ظِيم  “Sesungguhnya ini tipu daya kalian. Tipu daya kalian adalah besar.”  Kita bisa 

melihat bahwa al Aziz tidak mengatakan kepada istrinya “Engkau bersalah”, justru 

mengarahkan pembicaraannya kepada kepada kaum wanita secara umum.  Ini 

menunjukkan bahwa ia tidak mampu langsung menegur istrinya, apalagi memberinya 

hukuman18.  

 Allah berfirman dalam QS Yu>suf/12: 29. 

بِكَِّۖ إِنَّكِ ك نتِ مِن  ٱلْۡ اطِ  نُۢ  و ٱسۡت  غۡفِريِ لِذ 
اٍۚ ذ    )٢٩  (يْ    ِ ي وس ف  أ عۡرِضۡ ع نۡ ه ه

Terjemahnya: 

(Hai) Yusuf: "Berpalinglah dari ini, dan (kamu hai isteriku) mohon ampunlah 
atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang 
berbuat salah"19 

Dalam ayat tersebut kita bisa melihat sikap bijak dari al aziz, ketika istrinya 

melontarkan tuduhan kepada Yusuf a.s. ia tidak langsung menghukum Yusuf meskipun 

pernyataan istrinya sangat jelas. Atas pernyataan saksi ia merasa yakin bahwa 

istrinyalah yang bersalah dan bahwa Yusuf a.s. telah berkata jujur. Namun, setelah 

mengetahui kenyataan itu, ia tidak dapat menetapkan putusan dengan adil dan tegas. 

Justru al Aziz menyuruh yusuf berpaling  ٍۚا ذ   wahai Yusuf berpalinglah“ ي وس ف  أ عۡرِضۡ ع نۡ ه ه

dari ini” maknanya meminta Yusuf untuk tidak menceritakan masalah tersebut kepada 

orang lain.20 

 
18Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 149. 

19Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 238. 

20Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 149. 
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Setelah itu, al Aziz berpaling kepada istrinya dan berkata    َِّۖبِك نُۢ و ٱسۡت  غۡفِريِ لِذ  , “dan 

(kamu hai istriku), mohon ampunlah atas dosamu”. Motif dan modus kejahatannya 

tidak diketahui, tetapi al Aziz tidak punya keberanian untuk menegurnya dengan keras 

atau menghukumnya, bahkan peringatan yang ia berikan terkesan lembut. Jika 

memperhatikan kondisi Zulaikha, tentu jiwanya mulai terguncang dan kebersihan 

pikirannya terusik ketika muncul ketertarikan yang besar kepada Yusuf a.s. semakin 

lama, ketertarikan itu semakin besar dan tak tertahankan sehingga ia merancang 

muslihat untuk memenuhi keinginannya.  Terlebih lagi ia di tolak dan semakin terpukul 

saat al Aziz mengetahui bahwa dirinyalah yang bersalah dalam peristiwa itu.21 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sepanjang sejarah manusia, pihak yang 

lemah dari sisi kedudukan sosial dan politik selalu saja menjadi korban kezaliman 

penguasa yang lebih kuat. Meskipun Yusuf diketahui sebagai pihak yang benar, ia tetap 

tidak mendapatkan keadilan.22 

Allah swt. berfirman dalam QS Yu>suf/12: 30. 

 إِنََّ ل ن  ر ى هه ا فِ ض ل هلٍ   فِ   و ق ال  نِسۡو ة  
ه ا ع ن ن َّفۡسِهِۦَّۖ ق دۡ ش غ ف ه ا ح ب اَّۖ وِد  ف  ت ى ه   (  ٣٠ )ٍ م بِيٍْ   ٱلۡم دِين ةِ ٱمۡر أ ت  ٱلۡع زيِزِ ت  ر ه

Terjemahnya: 

Dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz menggoda bujangnya untuk 
menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya 
itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam 
kesesatan yang nyata"23 

 Ayat di atas menunjukkan bahwa, meskipun Yusuf tidak membicarakan 

peristiwa tersebut, perilaku Zulaikha tetap tersebar luas, terutama dikalangan para istri 

pejabat. Dari ayat tersebut kita juga dapat melihat bahwa kaum wanita lebih lihai dalam 

 
21Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 149. 

22Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 150. 

23Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 238. 
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membahas berbagai persoalan social dan keluarga. mereka punya kemampuan dalam 

merinci, mendiagnosis, menyimpulkan, dan berkomentar.  

 Ada petunjuk menarik dari ayat diatas, bahwa kata   وِد  ”menggoda“ ت  ر ه

diungkapkan dalam bentuk mud}ari (perbuatan yang belum tuntas atau masih 

dikerjakan), bukan dalam bentuk mad}i (perbuatan yang telah selesai). Ini adalah bentuk 

sindiran seolah-olah Zulaikha masih terus menggoda Yusuf. Kemudian para wanita elit 

itu menyebut Yusuf dengan istilah   ه ا  bukan pelayannya, yang ,(bujangnya) ف  ت ى ه

merupakan bentuk penghormatan mereka kepada Yusuf a.s. dan penisbahan kepada 

Zulaikha bukan kepada al Aziz yang dimaksudkan untuk memperlihatkan betapa besar 

keburukan yang dilakukan Zulaikha.24 

 Dalam ayat ini para wanita kota tersebut berkata  ٍإِنََّ ل ن  ر ى هه ا فِ ض ل هل 
  ق دۡ ش غ ف ه ا ح ب اَّۖ

 Sungguh cintanya kepada bujangnya itu sangat mendalam. Kami melihatnya“   م بِيٍْ 

berada dalam kesesatan yang nyata”. Mereka menyebutkan kata ش غ ف ه ا yaitu ketika 

cinta secara kiasan sudah mencapai pusat hati sehingga orang yang dicintai tak pernah 

lepas dari ingatan dan hati sang pencinta bergelora saat memikirkan kekasihnya. 25 

 Dengan demikian, ketertarikan yang dirasakan Zulaikha muncul karena adanya 

daya tarik fisik yaitu wajah rupawan dari Nabi Yusuf a.s., didukung dengan adanya 

kedekatan dimana keduanya tinggal satu atap, dan adanya atribut personal yang 

diinginkan berupa laki-laki normal sebab suaminya tidak pernah memenuhi kebutuhan 

batinnya. Keinginannya tak tertahankan sehingga mengekspresikan perasaannya 

dengan cara menggoda dan mengajak untuk melakukan perbuatan serong. Usaha dalam 

mengekspresikan perasaannya dilakukan dengan penuh persiapan yaitu mencari 

 
24Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 152. 

25Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 153. 
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kesempatan dimana suaminya tidak berada di rumah dan tempat yang tepat berupa 

ruangan yang telah ditutup rapat. 

B. Takjub dan Pemujaan Berlebihan (Kisah Istri-Istri Bangsawan) 

Masih dalam rangkain kisah nabi Yusuf a.s., kita akan menemukan bentuk 

ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki, yaitu pada perempuan-perempuan 

kota. Perempuan-perempuan ini adalah bangsawan elit atau istri dari para pejabat di 

Madinah. Tidak diceritakan secara rinci mengenai latar belakang bangsawan tersebut, 

yang lebih disorot adalah sikap mereka terhadap peristiwa yang terjadi antara Yusuf 

a.s. dan Zulaikha. Allah swt. berfirman dalam QS Yu>suf/12: 30. 

 إِنََّ ل ن  ر ى هه ا فِ ض ل هلٍ   فِ   نِسۡو ة    و ق ال  
ه ا ع ن ن َّفۡسِهِۦَّۖ ق دۡ ش غ ف ه ا ح ب اَّۖ وِد  ف  ت ى ه   (  ٣٠ )ٍ م بِيٍْ   ٱلۡم دِين ةِ ٱمۡر أ ت  ٱلۡع زيِزِ ت  ر ه

Terjemahnya: 

Dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz menggoda bujangnya untuk 
menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya 
itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam 
kesesatan yang nyata"26 

Dalam ayat ini kita melihat ungkapan  ٍم بِيٍْ   إِنََّ ل ن  ر ى هه ا فِ ض ل هل  “Kami melihatnya 

dalam kesesatan yang nyata,” seakan-akan menunjukkan bahwa mereka (perempuan-

perempuan kota) itu merasa jauh lebih baik dibanding sikap dan perilaku Zulaikha. 

Ungkapan itu digunakan untuk menghina dan merendahkan Zulaikha, sekaligus 

menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal Yusuf a.s. Fakta lain dari ayat ini adalah 

bahwa kebanyakan masyarakat mesir pada saat itu mengetahui keterbatasan Yusuf dari 

tuduhan berbuat serong kepadanya nyonyanya dan benar-benar dianggap sebagai 

korban keburukan Zulaikha.27 

 

 
26Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 238. 

27Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 155. 
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 Allah swt. berfirman dalam QS Yu>suf /12: 31. 

ع تۡ بِ كۡرهِِنَّ أ رۡس ل تۡ إِل يۡهِنَّ  ه نَّ   و هحِد ةٍ   ك لَّ   و ء ات تۡ   اً  و أ عۡت د تۡ لَ  نَّ م تَّك  ف  ل مَّا سَِ 
ن ۡ ٱخۡر جۡ ع ل يۡهِنََّّۖ   و ق ال تِ   اسِكِٰينً   مِٰ

ن ه ۥْٓ أ كۡب  رۡن ه ۥ و ق طَّعۡن  أ يۡدِي  ه  
آْ إِلاَّ م ل ك  ف  ل مَّا ر أ ي ۡ ذ  ا ب ش راً إِنۡ ه ه ذ  ش  للَِِّّ م ا ه ه   )٣١   (ك ريِ    نَّ و ق  لۡن  ح ه

Terjemahnya: 
Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah 
wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan 
diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong 
jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf): "Keluarlah (nampakkanlah 
dirimu) kepada mereka". Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka 
kagum kepada (keelokan rupa)nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan 
berkata: "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak 
lain hanyalah malaikat yang mulia"28 

 Ayat ini tidak hanya menggambarkan peristiwa, tapi juga gejolak hati, 

perasaan, dan pikiran para pelaku yang terlibat di dalamnya.  ۡع تۡ بِ كۡرهِِنَّ أ رۡس ل ت ف  ل مَّا سَِ 
 maka, wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, ia (istri al Aziz)“   إلِ يۡهِنَّ 

mengirim (sesuatu) untuk mereka.” Ayat ini di awali dengan kata   ف  ل مَّا “maka” yang 

menunjukkan keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kemudian penggunaan 

kata  ٰبِ كۡرهِِن menunjukkan betapa sengitnya persaingan dan kedengkian di kalangan 

kaum bangsawan Mesir saat itu. Kata makar biasanya diartikan sebagai tipu daya, tapi 

di ayat ini makar berarti ucapan buruk atau gunjingan. Para wanita kota itu terus 

menanti dan mengawasi gerak-gerik Zulaikha, begitu kesempatan datang dan mereka 

mendengar kesalahannya mereka langsung berkumpul membincangkannya. Tentu saja 

mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menggunjingkan orang yang 

mereka cemburui.29 

إلِ يۡهِنَّ    Ia Zulaikha mengirim sesuatu untuk mereka” dalam ayat ini“   أ رۡس ل تۡ 

terkandung isyarat kecepatan Zulaikha merespon perkembangan opini yang dianggap 

mencemarkan nama baiknya.  Kata  َّإلِ يۡهِن  ,bisa mengandung beberapa makna أ رۡس ل تۡ 

 
28Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 239. 

29Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 155. 
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pertama bisa berarti ia mengundang mereka untuk berbincang-bincang seperti biasa, 

kedua bisa jadi ia mengirimkan surat teguran, atau  ketiga mengirimkan hadiah agar 

mereka tutup mulut. Namun, kelanjutan ayatnya mengarahkan kita pada kemungkinan 

pertama.30 

 Kemudian lanjutan ayatnya,   َّو أ عۡت د تۡ لَ  ن “ia siapkan tempat bersandar untuk 

mereka” dari redaksi ini dipahami bahwa undangan yang ia sampaikan besifat 

rekonsiliasi, bahkan mengandung ajakan persahabatan.  Ia menyiapkan untuk mereka 

sebuah tempat duduk yang nyaman sehingga para tamu melupakan rasa takut, curiga, 

dan ragu atas undangan yang mereka terima.  

Langkah selanjutnya   ه نَّ   و هحِد ةٍ   ك لَّ   و ء ات تۡ   اً م تَّك
ن ۡ اسِكِٰينً   مِٰ  dalam ayat ini mereka diberi 

pisau, tapi secara maknawi kita bisa menduga bahwa ada benda-benda lain yang 

disuguhkan kepada mereka, baik itu berupa makanan, minuman, dan buah-buahan. 

Kemungkinan besar ia memberi buah-buahan atau makanan yang membutuhkan pisau 

untuk memotongnya. Al-Qur’an menuturkan peralihan dari bentuk umum ke khusus 

dengan deskripsi yang indah, “Ia mengirim undangan kepada mereka” berbentuk 

umum. “ia siapkan tempat bersandar untuk mereka” juga bersifat umum. Lalu “ia 

berikan kepada setiap mereka sebuah pisau,” berbentuk khusus untuk masing-masing 

orang.31 

Ketika perempuan-perempuan kota itu duduk dengan nyaman, tenang, dan telah 

memegang pisaunya masing-masing, Zulaikha pun berkata   ََّّۖع ل يۡهِن  ,Keluarlah“ ٱخۡر جۡ 

nampakkan dirimu kepada mereka.” Kondisi ini membuat situasi berbalik, dari yang 

sebelumnya mereka santai, tiba-tiba diguncangkan suatu pemandangan yang 

 
30Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 156. 

31Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 156. 
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menakjubkan. Ketika Yusuf a.s. keluar dengan seluruh pesona dan ketampanannya, 

para wanita kota itu gelisah, bahkan seolah kehilangan daya fikirnya selama beberapa 

kejap. Kehadiran Yusuf as. merampas semua perhatian dan pikiran mereka.32 

Ketakjuban mereka itu digambarkan dalam kalimat  َّن ه ۥْٓ أ كۡب  رۡن ه ۥ و ق طَّعۡن  أ يۡدِي  ه ن
 ف  ل مَّا ر أ ي ۡ

“mereka kagum pada keelokan rupanya, dan merekapun melukai (jari) tangan 

mereka”. Penggalan ayat ini menunjukkan betapa besar dampak perasaan pada akal 

dan betapa kuat dampak persepsi pada pikiran. Pada keadaan sadar, akal bertugas 

mengendalikan semua gerakan, perbuatan, dan ucapan yang dilakukan tubuh. Namun 

terkadang akal mengalami kondisi menyimpang meskipun seseorang dalam keadaan 

sadar seperti situasi yang dialami wanita-wanita kota ketika melihat Yusuf a.s. muncul 

di hadapan mereka. Beberapa kejap otak mereka membeku dan tak bisa mengendalikan 

gerak tubuhnya karena terpesona melihat Yusuf a.s. Pisau yang seharusnya digunakan 

untuk mengupas buah atau mengiris makanan, justru mengiris tangan mereka sendiri. 

Kemudian mereka mengekspresikan kekaguman dan ketertarikannya kepada 

Yusuf dengan mengatakan   م ل ك إِلاَّ  آْ  ذ  إِنۡ ه ه ب ش راً  ا  ذ  م ا ه ه ش  للَِِّّ  ك رِي    ح ه  “ia bukan manusia 

melainkan malaikat”.  Sebagaian riwayat menuturkan bahwa masyarakat Mesir pada 

masa itu mengetahui adanya Allah dan keberadaan malaikat namun tidak beriman dan 

mengesakan Allah. Kita bisa melihat bahwa mengekspresikan rasa kagum mereka 

terhadap ketampanan Yusuf a.s. dengan menggunakan ungkapan hiperbolik, ungkapan 

kiasan dengan mencampurkan antara fakta dan imajinasi.33 

Dengan demikian, ketertarikan yang dialami Istri-istri Bangsawan Kota 

tersebut berupa kekaguman karena adanya daya tarik fisik, tidak disertai keinginan 

 
32Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 157. 

33Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 158. 
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pada tahap yang lebih jauh. Ketertarikannya diekspresikan dengan rasa takjub dan 

memuji ketampanan Nabi Yusuf a.s. secara berlebihan. Rasa takjub membuat daya 

pikir mereka terhenti beberapa kejap sehingga tanpa sadar melukai jari mereka dengan 

pisau. 

C. Memberi Respon Positif dan Senang Menyebut Namanya (Kisah Ratu Saba’)  

Selain bentuk ekspresi ketertarikan secara langsung, dalam al-Qur’an juga 

terdapat kisah yang menunjukkan ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki 

secara tidak langsung atau tersirat. Dalam hal ini terdapat dalam rangkaian kisah Nabi 

Sulaiman a.s., yaitu pada kisah Ratu Saba’. Hasan al Basri berkata bahwa ia bernama 

Balqis binti Syarahil. Qatadah berkata ibunya adalah seorang jin wanita dari keluarga 

kerajaan dimana pangkal kedua kakinya seperti kuku binatang. Zuhair bin Muhammad 

berkata dia adalah Balqis binti Syarahil bin Malik al Rayyan dan ibunya adalah seorang 

jin wanita yang tinggi. Ibnu juraij berkata, dia bernama Balqis binti Dzu Syarkh dan 

ibunya adalah Baltaqah.34 

Indikasi adanya ketertarikan Ratu Saba terhadap Nabi Sulaiman a.s. dimulai 

ketika Nabi Sulaiman mengirim surat yang menyeru mereka untuk berserah diri kepada 

Allah. Allah berfirman dalam QS al-Naml/27: 29. 

ْْٓ ا لْقِي       )٢٩   (كِتهب  ك ريِْ    اِلَّ ق ال تْ يٰهْٓ ي  ه ا الْم ل ؤ ا اِنِٰ
Terjemahnya: 

Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan 
kepadaku sebuah surat yang penting.”35 

Pada ayat ini sangat jelas menggambarkan respon baik Ratu Saba’ terhadap 

surat suci yang dikirimkan Sulaiman. Respon baik tersebut diwujudkan melalui 

 
34Ibnu kas|i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al ‘Az|i>m, terj. Arif Rahman Hakim, Tafsir Ibnu Katsir (Surakarta: 

Insan Kamil, 2015), h. 548. 

35Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 379. 
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ungkapannya yaitu   ِْاِل َّ كِتهب  ك ري ا لْقِي    ْْٓ  Pada ungkapannya tersebut terdapat deviasi .اِنِٰ

antara isi surat dan apa yang ia katakan kepada para penganutnya. Ungkapan  َّ ا لْقِي  اِل 
merujuk pada pengiriman surat yang  seakan-akan hanya ditunjukkan kepada dirinya 

saja. Artinya bahwa Ratu Saba’ merasa bahwa surat tersebut dikirimkan khusus 

untuknya.36 Hal tersebut sangat kontras dengan isi surat yang dikirimkan Nabi 

Sulaiman a.s.  Allah berfirman dalam QS al-Naml/27: 30-31.  

ن  و انَِّه  س    مِنْ   انَِّه     )٣١  (َࣖ  م سْلِمِيْْ    و أتْ  وْنِْ   ع ل يَّ   ت  عْل وْا  ا لاَّ   )٣٠  (ۙ الرَّحِيْمِ   الرَّحْْهنِ   اللّهِٰ   بِسْمِ  ل يْمه
Terjemahnya: 

Sesungguhnya (surat) itu berasal dari Sulaiman yang isinya (berbunyi,) 
“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 31.  
Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku 
sebagai orang-orang yang berserah diri!”37 

Nabi Sulaiman menggunakan d}amir antum pada suratnya tersebut sebagaimana 

yang terlihat pada kalimat  َّم سْلِمِيْْ    و أتْ  وْنِْ   ع ل يَّ   ت  عْل وْا   ا لا . Maka sasaran surat tersebut adalah 

Ratu Saba’ dan seluruh penganutnya. Dengan demikian seharusnya, Ratu Saba’ 

mengatakan   ْْالِ ي  jika dikaitkan dan disesuaikan dengan isi surat tersebut. Tanda ا لْقِي  

lain yang menunjukkan respon baik Ratu Saba’ terhadap surat tersebut adalah 

ungkapannya yang berupa   ْكِتهب  ك رِي. Ratu Saba’ memuji paham Nabi Sulaiman a.s. 

padahal ia memiliki paham yang berbeda. Hal tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa 

adanya kekaguman yang ada pada diri Ratu Saba’ terhadap Nabi Sulaiman.38 

Salah satu faktor yang membuat Ratu Saba’ memuji surat tersebut adalah 

metode pengirimannya. Sebab tidak semua raja dapat mengirimkan surat dengan 

 
36Muhammad Agus Mushodiq, “Representamen Cinta dalam Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu 

Saba’ Surat An-Naml (Studi Analisis Semiotika dan Komunikasi Interpersonal)”,  Al-Tsaqofa 15, no.2 

(2018): h. 247-248. 

37Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 379. 
38Muhammad Agus Mushodiq, “Representamen Cinta dalam Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu 

Saba’ Surat An-Naml (Studi Analisis Semiotika dan Komunikasi Interpersonal”, h. 249. 
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perantara burung yang berakal kecuali raja tersebut memiliki kelebihan khusus. Selain 

itu, Ratu Saba tersanjung atas surat yang diterimanya karena mengingat reputasi Nabi 

Sulaiman a.s. yang terkenal dan menonjol pada masa itu. Terbukti kepopuleran beliau 

dari ungkapan Ratu Saba’   ن  س    مِنْ   انَِّه ل يْمه  yang dimana kata tersebut mengandung taukid. 

Padahal surat tersebut dimulai dengan lafadz basmallah, tanpa diawali nama pengirim 

surat terlebih dahulu.39 Ini berarti kalimat   ن  adalah ungkapan spontan sebagai انَِّه    مِنْ   س  ل يْمه

bentuk kekaguman terhadap Sulaiman a.s. yang terkenal sebagai nabi dan raja di masa 

itu. 40 

 Setelah menerima surat dari Nabi Sulaiman a.s. Ratu Saba kemudian 

menghadirkan para pembesar kaummnya guna meminta pendapat sebagaimana yang 

biasa mereka lakukan ketika hendak memutuskan perkara dan memperoleh 

kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh elemen kerajaan. Ratu Saba 

berpandangan bahwa  setiap raja yang memasuki suatu negeri untuk menaklukkannya 

pasti akan selalu berbuat kerusakan dan menghinakan penduduknya. Pandangan itulah 

yang mendorongnya untuk lebih intensif mengamati Nabi Sulaiman a.s. Salah satu 

langkah pengamatannya adalah dengan mengirim utusan yang membawa hadiah. Allah 

swt. berfirman dalam QS al-Naml/27: 35. 

  ْ   )٣٥  (الْم رْس ل وْن  م رْسِل ة  الِ يْهِمْ بِِ دِيَّةٍ ف  نهظِر ة  ُۢبِِ  ي  رْجِع   و اِنِٰ
Terjemahnya: 

Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) 
hadiah dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para 
utusan itu.”41 

 
39Abd al-Karim Zaydan, al-Mustafad min Qas}as} al-Qura>n  (Beirut: Risalah, 2009), h. 186. 

40Muhammad Agus Mushodiq, “Representamen Cinta dalam Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu 

Saba’ Surat An-Naml (Studi Analisis Semiotika dan Komunikasi Interpersonal”, h. 250. 

41Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 379. 
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 Ayat tersebut merupakan sebuah tanda yang menggambarkan kesungguhan 

Ratu Saba’ dalam mengamati identitas Nabi Sulaiman as.  dengan anggapan bahwa 

apabila hadiah itu diterima, maka Sulaiman adalah Raja. Tapi jika hadiah itu ditolak, 

berarti dia adalah seorang nabi sekaligus raja.42 Kemudian hadiah tersebut direspon 

oleh Nabi Sulaiman as dalam bentuk penolakan. Allah swt berfirman dalam QS al-

Naml/27: 36-37. 

ي ْر  مَِّّٰآْ اهته  وْن نِ بِ الٍ ف م آْ اهتهىنِ    اللّهٰ  خ  د  ن  ق ال  ا تِْ   ب لْ ا نْ ت مْ بِِ دِيَّتِك مْ ت  فْر ح وْن  ف  ل مَّا ج اۤء  س ل يْمه
اِرْجِعْ   )٣٦   (ىك مٍْۚ

ن ْه آْ ا   ن َّه مْ مِٰ غِر وْن  الِ يْهِمْ ف  ل ن أْتيِ  ن َّه مْ بِِ ن  وْدٍ لاَّ قِب ل  لَ  مْ بِِ ا و ل ن خْرجِ    )٣٧  (ذِلَّةً وَّه مْ صه
Terjemahnya: 

Ketika (para utusan itu) sampai kepada Sulaiman, dia berkata, “Apakah kamu 
akan memberi harta kepadaku (sebagai hadiah)? Apa yang Allah berikan 
kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu 
merasa bangga dengan hadiahmu. 37.  Pulanglah kepada mereka (dengan 
membawa kembali hadiahmu)! Kami pasti akan mendatangi mereka dengan 
bala tentara yang tidak mungkin dikalahkan. Kami pasti akan mengusir mereka 
dari negeri itu (Saba’) dalam keadaan terhina lagi tunduk.”43 

Penolakan hadiah dalam ayat tersebut memberi kesimpulan terhadap identitas 

kenabian Sulaiman. Nabi Sulaiman sama sekali tidak melihat dan tidak memperhatikan 

hadiah yang diberikan kepadanya. Bahkan beliau menolaknya dan mengingkari sikap 

mereka dengan berkata  ٍوْن نِ بِ ال د   ,”Apakah patut kamu menolong aku dengan harta“ ا تِْ 

seolah berkata “Apakah kalian akan membujukku dengan harta, agar membiarkan 

kalian dalam kesyirikan dan kekuasaan kalian?”. Kemudian mengatakan   ْٓي ْر  مَِّّٰا اللّهٰ  خ 
 bahwa pemberian Allah jauh lebih baik.44 Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa ia اهتهىك مٍْۚ 

berbeda dengan mereka yang tunduk pada hadiah dan bingkisan. Respon selanjutnya 

yang dilakukan Nabi Sulaiman adalah memberi gertakan   بِِ ا لَ  مْ  قِب ل   لاَّ  بِِ ن  وْدٍ  ف  ل ن أْتيِ  ن َّه مْ 

 
42Ibnu kas|i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al ‘Az|i>m, h. 654. 

43Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 380. 

44Ibnu kas|i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al ‘Az|i>m, h. 655. 
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ن ْه آْ ا   ن َّه مْ مِٰ غِر وْن  ذِلَّةً و ل ن خْرجِ   kalimat ini berupa ancaman untuk menghinakan penduduk  وَّه مْ صه

Saba’ sebagai bukti bahwa ia adalah raja.45  

Ketika utusan Ratu Saba’ membawa kembali hadiah dan berita tentang apa 

yang akan dilakukan Nabi Sulaiman a.s., maka dia dan kaumnya pun menaatinya dan 

mendatangi beliau beserta bala tentaranya dengan penuh kerendahan dan pengagungan 

kepada Nabi Sulaiman a.s.46 Nabi Sulaiman mengadakan sayembara bagi para 

prajuritnya untuk dapat membawa dan mengangkut singgasana mewah Ratu Saba’ 

dengan tujuan agar Ratu Saba’ dan kaumnya datang kepada Nabi Sulaiman 

menyerahkan diri dengan kerelaan hati dan persetujuan utuh.  Lalu Ifrit mendatangkan 

singgasana itu sebelum kedatangan Ratu Saba’, dan Nabi Sulaiman memerintahkan 

agar dilakukan perubahan pada singgasana itu untuk melihat apakah Ratu Saba’ bisa 

mengenali istananya atau tidak.47 Dan ternyata Ratu Saba’ berhasil melewati pengujian 

itu, kemudian memasuki istana, Allah swt berfirman dalam QS al-Naml/27: 44. 

 ف  ل مَّا ر ا تْه  ح سِب  تْه  لْ َّةً وَّك ش ف تْ ع نْ س اق  ي ْه اۗ ق ال  انَِّه  قِيْل  لَ  ا ادْخ لِى  
ٍۚ
ەۗ ق ال تْ   ق  و اريِْ ر    مِٰنْ   مّ  رَّد    ص رحْ    الصَّرحْ 

ن  لِلّهِٰ ر بِٰ الْعه  ْ ظ ل مْت  ن  فْسِيْ و ا سْل مْت  م ع  س ل يْمه   )٤٤  (ل مِيْْ  ر بِٰ اِنِٰ
Terjemahnya: 

Dikatakan kepadanya (Balqis), “Masuklah ke istana.” Ketika dia (Balqis) 
melihat (lantai istana) itu, dia menyangkanya kolam air yang besar. Dia 
menyingkapkan (gaun yang menutupi) kedua betisnya. Dia (Sulaiman) berkata, 
“Sesungguhnya ini hanyalah lantai licin (berkilap) yang terbuat dari kaca.” Dia 
(Balqis) berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap 
diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta 
alam.”48 

 
45Muhammad Agus Mushodiq, “Representamen Cinta dalam Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu 

Saba’ Surat An-Naml (Studi Analisis Semiotika dan Komunikasi Interpersonal)”, h. 251. 

46Ibnu kas|i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al ‘Az|i>m, h. 656. 

47Muhammad Agus Mushodiq, “Representamen Cinta dalam Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu 

Saba’ Surat An-Naml (Studi Analisis Semiotika dan Komunikasi Interpersonal”, h. 252. 

48Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 380. 
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Ayat di atas menggambarkan bentuk ungkapan ketertarikan yang disampaikan 

oleh Ratu Saba’. Pengungkapan merupakan tahapan akhir dari proses pengungkapan 

perasaan. Ungkapan yang masih abstrak tersebut dibentuk oleh gaya bahasa yang 

digunakan al-Quran dalam menggambarkan perkataan Nabi Sulaiman kepada Ratu 

Saba’. Pada ranah simbol akan didapati  pengagungan gaya bahasa yang digunakan.  

Pada ayat tersebut al-Quran menggambarkan keramahtamahan Nabi Sulaiman 

dengan menggunakan fi‘il mabni majhul   قِيْل sebagaimana yang ada pada ayat 

sebelumnya. Adapun kata perintah  ٍۚ ْالصَّرح  menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman ادْخ لِى 

ingin merasa dekat dengan Ratu Saba’.49 Mengingat bahwa ketika seseorang merasa 

memiliki jarak hubungan yang jauh maka ia cenderung menggunakan harfu nida ya’ 

yang disertai dengan nama orang yang diberi perintah seperti ََ  السباء ادخلى  يٰ ملكت 
حالصر  . 

Ketika Ratu Saba’ masuk ke istana tersebut, ia mengira bahwa lantai istana 

adalah air kolam yang besar  ًلْ َّة sehingga ia menarik kainnya hingga betisnya terlihat. 

 bermakna luas dan mayoritas/kapasitas yang besar. Hal tersebut menunjukkan لْ َّةً 

bahwa istana yang dimasuki oleh Ratu Saba sangatlah luas. Melihat fenomena tersebut 

maka Nabi Sulaiman pun menjelaskan dan memperkenalkan istananya dengan 

ungkapan   ق  و اريِْ ر    مِٰنْ   مّ  رَّد    ص رحْ    انَِّه  yang kurang lebih bermakna istana yang memiliki sifat 

mumaradu yaitu mumalisun (licin) yang terbuat dari qawarir (kaca). Dari ranah ini 

dapat dipahami bahwa istana yang ditunjukkan Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba 

sangatlah megah, mewah dan anggun50. 

 
49Basyuni Abd al-Fattah Fayudi, Min Balaghoti an-Nudzum al-Qurani (Kairo: Muassasatu al-

Mukhtar, 2010), h. 190. 

50Muhammad Agus Mushodiq, “Representamen Cinta dalam Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu 

Saba’ Surat An-Naml (Studi Analisis Semiotika dan Komunikasi Interpersonal”, h. 255. 
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Berdasarkan apa yang telah diperlihatkan oleh Nabi Sulaiman kepadanya, Ratu 

Saba’ menyadari bahwa selama ini ia mendzalami dirinya sendiri karena tidak 

menyembah Allah, tuhan yang disembah oleh Nabi Sulaiman dan membanggakan harta 

yang ia miliki. Ia pun menyerahkan diri kepada Sulaiman demi Tuhan bagi seluruh 

alam   ْْل مِي الْعه ر بِٰ  لِلّهِٰ  ن   س ل يْمه م ع   و ا سْل مْت   ن  فْسِيْ  ظ ل مْت    ْ اِنِٰ  Penyerahan diri tersebut .ر بِٰ 

digambarkan dengan menggunakan harfu jar   م ع. Penggunaan huruf   م ع berimplikasi 

pada pemaknaan pernikahan yang terjadi antara keduanya sebagaimana yang 

diterangkan. Dengan demikian bahwa Ratu Saba’ berhasil mengungkapkan cintanya 

kepada Tuhannya dan secara tersirat juga mengekpresikan ketertarikannya kepada 

Sulaiman a.s.51 

Dengan demikian, indikasi ketertarikan Ratu Saba’ disebabkan karena adanya 

faktor atribut personal yang diinginkan berupa kepemimpinan Nabi Sulaiman. Dalam 

al-Qur’an ketertarikan Ratu Saba’ yaitu kecenderungan yang berupa rasa kagum. Hal 

tersebut dapat dilihat dari tanda-tanda yang ditunjukkan dalam beberapa tahap dari 

ayat-ayat di atas, tanda tersebut dimulai dari 1) rasa percaya diri terhadap surat yang 

dikirim oleh Nabi Sulaiman a.s. ditujukan untuk dirinya, 2) respon pertama terhadap 

surat yang diterima berupa menyebut nama Nabi Sulaiman, 3) Pemberian hadiah, dan 

4) berserah diri kepada Allah dengan menisbatkan nama Nabi Sulaiman.  

D. Memuji Laki-Laki (Kisah Shafura)  

Kisah lain yang di dalamnya terdapat ekspresi ketertarikan adalah dalam Kisah 

Nabi Musa a.s. ketika berada dalam pelarian dari kejaran Firaun. Allah berfirman 

dalam QS Qas}as}/28: 23. 

 
51Muhammad Agus Mushodiq, “Representamen Cinta dalam Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu 

Saba’ Surat An-Naml (Studi Analisis Semiotika dan Komunikasi Interpersonal)”, h. 256. 
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اَّۖ   مِٰن    و ل مَّا و ر د  م آْء  م دۡي ن  و ج د  ع ل يۡهِ أ مَّة    ق ال  م ا خ طۡب ك م 
ٱلنَّاسِ ي سۡق ون  و و ج د  مِن د ونِِِم  ٱمۡر أ ت  يِْۡ ت ذ ود انَِّۖ

 و أ ب ونَ  ش يۡخ
َّۖ
  )٢٣  (  ك بِيْ    ٌ  ق ال ت ا لا  ن سۡقِي ح تَّّه ي صۡدِر  ٱلرٰعِ آْء 

Terjemahnya: 

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana 
sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai 
di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat 
(ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuatat begitu)?" 
Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), 
sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak 
kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya"52 

 Di ayat ini, Allah swt. menggambarkan perjalanan Nabi Musa a.s. yang sampai 

di sumber air negeri Madyan. Tiba-tiba ia melihat pemandangan yang tidak dapat 

diterima oleh jiwa yang memiliki muruah dan fitrah yang lurus sepertinya. Nabi Musa 

mendapati para penggembala laki-laki menggiring ternak-ternak mereka ke sumber air 

itu untuk meminum airnya. Sementara ia mendapati ada dua orang wanita yang 

terhalang untuk memberikan minum gembala keduanya dari sumber air itu. Syu’aib al-

Jubba’i berkata “Mereka adalah Shafura dan Liya.” “Muhammad bin Ishaq berkata 

“Mereka adalah Shafura dan Syarqa.”53 

Nabi Musa a.s. pun mendatangi kedua wanita itu dan bertanya kepada keduanya 

tentang keadaan yang mereka alami خ طۡب ك م ا م ا   Kedua wanita itu kemudian .ق ال  

memberitahu faktor yang menyebabkan mereka tertinggal dalam mengakses sumber 

air itu juga ketidakmampuan mereka dalam berebut dengan kaum lelaki untuk 

menggunakan air itu. Maka Nabi Musa membantu memberi minum (ternak) kedua 

perempuan itu. Dia kemudian berpindah ke tempat yang teduh, dan meminta 

 
52Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 388. 

53Ibnu kas|i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al ‘Az|i>m, h. 730. 
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pertolongan kepada Allah terhadap kondisinya saat ini.54 Kemudian datanglah salah 

seorang dari wanita itu kepada Musa a.s., Allah berfirman dalam QS Qas}as}/28: 25. 

ىه م ا تْ ْشِيْ ع ل ى اسْتِحْي اۤءٍ َّۖق ال تْ اِنَّ ا بِْ ي دْع وْك  ليِ جْزيِ ك  ا جْر  م ا س ق يْت  ل ن    و ق صَّ   ٌ  اۗ ف  ل مَّا ج اۤء هف ج اۤء تْه  اِحْده
  )٢٥ (الظهٰلِمِيْْ    الْق وْمِ   مِن    نَ  وْت    تَ  فْۗ  لا    ق ال    الْق ص ص ۙ   ع ل يْهِ 

Terjemahnya: 

Lalu, datanglah kepada Musa salah seorang dari keduanya itu sambil berjalan 
dengan malu-malu. Dia berkata, “Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk 
memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)-mu memberi minum (ternak) 
kami.” Ketika (Musa) mendatanginya dan menceritakan kepadanya kisah 
(dirinya), dia berkata, “Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari 
orang-orang yang zalim itu.”55 

 Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan itu adalah perempuan yang terhormat, 

diredaksikan    ٍاسْتِحْي اۤء ع ل ى  تْ ْشِيْ   “berjalan dengan malu-malu” bukan “perempuan 

pemalu itu berjalan” yang menunjukkan bahwa sikapََ yang ditunjukkannya bukan 

bawaan perempuan itu pemalu, melainkan sebuah bentuk kesadarannya sebagai 

perempuan yang harus memenuhi perintah ayahnya untuk menemui seorang laki-laki.  

Perempuan itu berjalan sebagaimana layaknya jalannya seorang wanita yang 

bersih, mulia, terjaga kehormatannya. Sama sekali tidak genit, menor, ataupun 

menggoda, perempuan itu hanya datang menyampaikan undangan ayahnya dengan 

singkat dan jelas  ۗاِنَّ ا بِْ ي دْع وْك  ليِ جْزيِ ك  ا جْر  م ا س ق يْت  ل ن ا . Hal tersebut dilakukan dengan 

ungkapan dari fitrah yang lurus akhlaknya. Karena salah satu fitrah seorang perempuan 

akan merasa malu ketika bertemu dengan laki-laki dan berbicara dengannya. Namun 

karena kesucian dan kelurusannya ia tidak gugup, dan dengan jelas menyampaikan 

keperluannya, tidak lebih. Lalu Musa a.s. datang memenuhi undangan tersebut, 

 
54Sayyid Qut}b, Fi> Z}ila>lil Qur’a>n, terj. As’ad Yasin, Tafsir Fi Zilalil Qur’an (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2004), h. 38. 

55Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 388. 
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bertemu dengan ayah dari perempuan itu sebab memang sedang memerlukan 

keamanan.56 

 Selanjutnya beralih pada bagian dimana perempuan itu berbicara kepada 

Ayahnya, dalam firman Allah swt. QS Qas}as}/28: 26. 

ىه م ا   ي ْر  م نِ اسْت أْج  ق ال تْ اِحْده   )٢٦  (الْا مِيْْ  رْت  الْق وِي   يٰهْٓ ب تِ اسْت أْجِرْه  َّۖاِنَّ خ 
Terjemahnya 

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, 
pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan 
adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”57 

 Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan dengan jiwa yang bersih tidak akan 

merasa nyaman ketika harus berdesakan dengan para lelaki di tempat menggembala 

dan di tempat mengambil air, sebab ia memahami efek dari berdesakan itu. Tatkala 

perempuan itu berkata   ي ْر  م نِ اسْت أْج الْق وِي  الْا مِيْْ  اِنَّ خ  رْت   . Ayahnya berkata kepada sang 

putri, “Apa yang kamu ketahui tentang hal itu?” diapun menjawab “Dia telah 

mengangkat batu besar yang tidak mampu diangkat kecuali oleh sepuluh orang laki-

laki. Dan saat aku datang bersamanya, aku berjalan di depannya, lalu ia berkata 

kepadaku ‘berjalannya di belakangku’ jika aku menjauh dari jalan yang dituju, 

lemparkanlah batu kerikil ke arahku agar aku mengetahui kemana harus berjalan.58 

Ayat tersebut juga menunjukkan bentuk ekspresi ketertarikan perempuan 

tersebut kepada Nabi Musa a.s., sebab ia tidak mungkin memberikan pujian tentang 

sifat amanah beliau kecuali ia memiliki perhatian yang lebih terhadapnya. Perempuan 

tersebut melihat bahwa nabi musa as adalah orang yang dapat dipercaya sebab meski 

orang asing, ia mampu memberikan bantuan untuk meminumkan gembala perempuan 

 
56Sayyid Qut}b, Fi> Z}ila>lil Qur’a>n, h. 39. 

57Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 388. 

58Ibnu kas|i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al ‘Az|i>m, h. 730. 
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itu, ia mampu menjaga lisannya ketika berinteraksi dengan mereka dan dapat dilihat 

bagaimana musa as menjaga ucapan dan pandangannya ketika diundang.59  

 Ayah dari perempuan tersebutpun menilai bahwa musa memanglah orang yang 

menjaga pandangan dan bersih hatinya. Maka ia kemudian memenuhi saran dari anak 

perempuannya. Di sisi lain, ia melihat bahwa pada diri anak perempuannya dan diri 

musa ada rasa saling percaya dan kecenderungan antara keduanya, karena itu sang ayah 

menyatukan dua tujuan, yaitu mengajukan kepada Musa untuk mengawini salah satu 

di antara anak perempuannya dengan maskawin barupa menggembalakan ternaknya 

selama delapan tahun. Dan jika menambah masanya menjadi sepuluh tahun, itu berasal 

dari kerelaan musa dan bukan keharusan.60 Allah swt berfirman dalam QS Qas}as}/28: 

27. 

ت  يِْْ ع لهْٓى   ْْٓ ا ريِْد  ا نْ ا نْكِح ك  اِحْد ى ابْ ن  تَ َّ هه  و م آْ ق ال  اِنِٰ
ٍۚ
ا نْ تَ ْج ر نِْ ثَ هنِ  حِج جٍٍۚ ف اِنْ ا تْْ مْت  ع شْراً ف مِنْ عِنْدِك 

 س ت جِد نِْْٓ اِنْ ش اۤء  اللّهٰ  مِن  الصهٰ 
ۗ
  )٢٧(لِحِيْْ   ا ريِْد  ا نْ ا ش قَّ ع ل يْك 

Terjemahnya: 

Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud 
menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan 
ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau 
menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku 
tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku 
termasuk orang-orang yang baik.”61 

 Seperti itulah dengan sederhana dan berterus terang, ayah dari perempuan itu 

menawarkan salah seorang anaknya, tanpa ditentukan yang mana, tanpa terucap, 

perempuan yang tadilah dimaksud. Ayahnya menangkap bahwa ada kontak batin dan 

rasa saling percaya antara anak perempuannya dengan Musa, sehingga tanpa berbelit 

 
59Sayyid Qut}b, Fi> Z}ila>lil Qur’a>n, h. 40. 

60Sayyid Qut}b, Fi> Z}ila>lil Qur’a>n, h. 41 

61Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 388. 
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menawarkan pernikahan keduanya. Nabi Musa a.s. pun menerima tawaran itu dan 

menjalankan akad tersebut.62Allah swt berfirman dalam QS Qas}as}/28: 28. 

ۗ و اللّهٰ  ع لهى م ا ن  ق وْل     ا يمَّ ا الْا ج ل يِْْ ق ض يْت  ف لا  ع دْو ان  ع ل يَّ
ۗ
  )٢٨  (و كِيْل   ق ال  ذهلِك  ب  يْنِْ و ب  ي ْن ك 

Terjemahnya: 

28.  Dia (Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana 
saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak 
ada tuntutan atas diriku (lagi). Allah menjadi saksi atas apa yang kita 
ucapkan.”63 

 Dalam ayat ini, kita ditunjukkan bahwa saksi atas akad mereka adalah Allah 

swt., diredaksikan dalam ayat ini   ا ن  ق وْل  و كِيْل  و اللّهٰ  ع لهى م . Musa menjelaskan hal ini sesuai 

dengan kelurusan fitrahnya, kejelasan pribadinya, dan keseriusannya untuk memenuhi 

dua pihak yang berakad dalam ketetapan dan kejelasan.64 

Dengan demikian ketertarikan Shafura kepada Nabi Musa a.s. berupa 

kekaguman dan keinginan untuk menjadi pendamping hidupnya. Ketertarikan ini 

muncul karena adanya faktor kemiripan dalam hal kesamaan pandangan tentang 

bagaimana semestinya menjaga kemaluan diri, juga didukung atribut personal yang 

diinginkan berupa keamanahan Nabi Musa dalam bekerja/memberi bantuan. Indikasi 

ketertarikan Shafura dapat dilihat dalam bentuk ekspresi perasaannya ketika 

merekomendasikan Nabi Musa sebagai pekerja dan memuji keamahannya.  

  

  

 
62Sayyid Qut}b, Fi> Z}ila>lil Qur’a>n, h. 41. 

63Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 388. 

64Sayyid Qut}b, Fi> Z}ila>lil Qur’a>n, h. 42. 
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BAB IV 

IMPLIKASI EKSPRESI KETERTARIKAN PEREMPUAN  

TERHADAP LAKI-LAKI DALAM KEHIDUPAN 

A. Implikasi Ekspresi Ketertarikan Perempuan terhadap Laki-Laki dalam 

Kehidupan 

Pada bab sebelumnya telah dibahas bentuk ekspresi ketertarikan perempuan 

terhadap laki-laki dalam al-Qur’an, di antaranya ada yang negatif yaitu Menggoda  

Laki-Laki (Kisah Imra’at al-Aziz), Takjub dan Pemujaan Berlebihan (Kisah Istri-Istri 

Bangsawan), dan ada yang positif yaitu Memberi Respon Positif dan Senang Menyebut 

Namanya (Kisah Ratu Saba’), dan Memuji Laki-Laki (Kisah Shafura). Berikut 

implikasi ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki dalam kehidupan. 

1. Implikasi Ekspresi Ketertarikan Imra’at al-Aziz dan Istri-Istri 

Bangsawan berupa Hilangnya Kehormatan di Masyarakat 

Mengekspresikan perasaan dengan cara menggoda (  ر هو د تۡه) sebagaimana dalam 

kisah Imra’at al Aziz dalam QS Yu>suf/12: 23 berarti perempuan tersebut menyalahi 

fitrahnya sebagai manusia untuk menjaga kemaluannya. Dalam kehidupan 

berkeluarga, ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut telah menlanggar 

kewajibannya sebagai seorang istri yang mana ia semestinya memalingkan pandangan 

dari laki-laki lain.1 Tentunya perbuatan tersebut juga akan mendapatkan respon dari 

masyarakat, terlebih lagi pelakunya adalah istri dari seorang yang memiliki kedudukan 

tinggi, maka perbuatannya menjadi bahan pembicaraan dan pergunjingan bahkan 

 
1Muhammad Ali al-Hasyimi, Syakhsi>yatul al-Mar’ah al-Muslimah Kama> Yusu>guhal Isla>m fi> 

al Kitab wa al-Sunnah, terj. M. Abdul Ghofar, Jati Diri Wanita Muslimah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2019), h. 187. 
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dikalangan bangsawan sekalipun. Dengan demikian tindakan dan perbuatan yang 

sudah dilakukannya merusak kehormatan dan harga dirinya.2 

Menggoda dengan maksud berzina adalah perbuatan yang tercela. Sebab jika 

seseorang berzina, maka hal ini menyebabkan tercampurnya nasab serta merusak dan 

menggiring wanita yang terjaga kehormatannya pada kehancuran. Di antara bahaya 

kasus zina ialah menyebabkan kefakiran, memendekkan umur, menghitamkan wajah 

pelakunya, dan melahirkan kemurkaan di antara manusia.3 

Pada Kisah Perempuan-perempuan Kota yang disebutkan dalam QS Yu>suf/12: 

31 pun demikian. Mereka tidak mampu menggunakan akal sehatnya karena terpesona 

oleh ketampanan Yusuf as. sehingga melukai jari mereka masing-masing. Mereka yang 

sebelumnya menggunjing tentang Zulaikha yang menggoda Yusuf a.s. ternyata juga 

tidak mampu menahan diri saat melihat ketampanan wajahnya padahal itu adalah 

pertama kalinya mereka melihat Yusuf as. Tindakan mereka yang melukai jari 

membuat mereka kehilangan kehormatan sebagai bangsawan-bangsawan elit.4 

Dua kisah tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan adalah fitrah bagi setiap 

menusia, dan perempuan diciptakan lebih dominan menggunakan perasaannya, namun 

bukan berarti kisah tersebut menjadi bentuk kisah yang merendahkan perempuan, 

sebab adanya bentuk ekspresi ketertarikan itu bukan semata-mata karena lemahnya 

keimanan setiap tokoh perempuannya, tapi juga karena latar belakang, kondisi, dan 

objek perasaannya yang menjadi pemicu munculnya bentuk ekspresi yang demikian. 

 
2Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, terj. Fauzi Bahrezi, Perjalanan Hidup Surah 

Yusuf (Jakarta: Zaman, 2013), h. 188. 

3Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al Da> wa al Dawa>,  terj.Adni Kurniawan, Ad-Daa’ Wa Ad-Dawaa’ 

(Cet.11; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2009), h. 362. 

4Fuad Al-Aris, Lat}a>if al-Tafsi>r min Su>rah Yu>suf, h. 203.  
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Cinta berlebihan kepada idola akan merusak hati. Jika hati sudah rusak, niscaya 

rusaklah kehendak, ucapan, dan amal perbuatan.5 

Dampak dari dua ekspresi ketertarikan tersebut adalah hilangnya kehormatan 

di Masyarakat. Ketertarikan memang sudah menjadi fitrah yang dimiliki setiap 

manusia, namun dalam mengekspresikannya seseorang harus berhati-hati terlebih lagi 

bagi perempuan yang dominan menggunakan perasaan. Perempuan cenderung sulit 

mengekspresikan perasaannya secara langsung, karena itu terkadang muncul ketidak 

stabilan saat melepaskan perasaannya. Dalam dua kisah tersebut, bentuk ekspresi 

menggoda dan memuja laki-laki secara berlebihan dapat menurunkan izzah dan 

iffahnya sebagai perempuan. Dan dari kisah tersebut, dapat diambil pelajaran bahwa 

ketika ingin mengekpresikan perasaan, segala aspek harus menjadi pertimbangan, 

bukan hanya sekadar fisik yang rupawan. 

2. Implikasi Ekspresi Ketertarikan Ratu Saba’ berupa Semakin Dekat 

kepada Allah  

Bentuk ekspresi ketertarikan yang tersirat dari Ratu Saba’ dalam QS al-

Naml/28: 44 memberikan dampak pada keimanannya kepada Allah swt. ini disebabkan 

karena faktor yang menyebabkan adanya indikasi ketertarikan adalah sesuainya 

atribute personal yang diinginkan berupa kompetensi dalam hal berdakwah. 

Kekaguman atas kekuasaan Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman a.s. 

membuatnya kemudian menunjukkan ekspresi ketertarikan secara tidak langsung 

dalam redaksi ayat   ظ ل مْت  ن  فْسِيْ و ا سْل مْت ْ ل مِيْْ    ر بِٰ اِنِٰ ن  لِلّهِٰ ر بِٰ الْعه م ع  س ل يْمه . Kalimat tersebut 

menunjukkan bahwa kini ia adalah perempuan yang sadar akan kebutuhannya kepada 

Allah, ia sepenuhnya menyadari bahwa ia memiliki kewajiban yaitu meniti jalan 

 
5Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al Da> wa al Dawa>, h. 362. 
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kebaikan, memberikan loyalitas hanya kepada Allah, bukan selainnya.6 Ketertarikan 

semestinya mendekatkan pelakunya kepada sumber cinta yang sesungguhnya yaitu 

Allah saw., bukan justru menjadikan pelakunya terbuai hingga melupakan setiap aturan 

dari Sang Pencipta.7 

Daya tarik yang menyebabkan munculnya ketertarikan akan sangat 

berpengaruh pada dampak yang mucul setelahnya. Misalnya dalam kisah Ratu Saba’, 

faktor daya tariknya adalah karena ada atribut personal yang inginkan berupa 

kepemimpinan Nabi Sulaiman dan kecakapannya dalam berdakwah. Sehingga, 

ekspresi kekaguman Ratu Saba’ berakhir dengan bertambahnya pemahaman tentang 

Tuhan dan mengeluarkannya dari segala pemahamannya dahulu yang tidak sesuai. 

Ketertarikannya mengantarkan pada sumber cinta yang sesungguhnya yaitu Allah swt. 

3. Implikasi Ekspresi Ketertarikan Shafura berupa Terjaganya Kehormatan 

Perempuan 

Dalam kisah perempuan yang kemudian menjadi istri muda dalam QS Qas}as}/28: 

26, bentuk ekspresi ketertarikannya dapat dilihat pada redaksi ayat (  ِىه م ا يٰهْٓ ب ت ق ال تْ اِحْده
ي ْر  م نِ اسْت أْج  اسْت أْجِرْ  رْت  الْق وِي  الْا مِيْْ  ه  َّۖاِنَّ خ  ), yang menunjukkan bahwa perempuan tersebut 

adalah perempuan yang terjaga. Tindakannya berdampak pada lebih terjaganya 

kehormatan dirinya. Dalam kehidupan sehari-harinya mengerjakan  kewajibannya yg 

diperintahkan oleh Allah swt. dan meninggalkan larangan-Nya, dan selalu menjaga 

pandangan terhadap lawan jenisnya, menahan diri, menjaga kehormatan diri yang dengan 

itu dapat menjauhi hal-hal yang hina dan buruk, baik berupa perkataan maupun perbuatan, 

 
6Muhammad Ali al-Hasyimi, Syakhsi>yatul al-Mar’ah al-Muslimah Kama> Yusu>guhal Isla>m fi> 

al Kitab wa al-Sunnah, h. 7. 

7Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al Da> wa al Dawa>, h. 405. 
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memiliki rasa malu, mencegah dari rasa kekejian, bakhil, dusta, ghibah, dan mengadu 

domba.8  

Dari kisah tersebut kita dapat melihat bahwa seorang perempuan ketika 

memahami bagaimana semestinya mengekspresikan perasaan maka akan 

mengantarkan pada akhir yang memuliakan dirinya. Ketika perempuan tersebut kagum 

terhadap budi baik Musa a.s yang suka menolong orang lemah dan melihat kekuatan 

fisiknya maka ia mengusulkan kepada ayahnya untuk menjadikannya sebagai pekerja. 

Dan Ayahnyapun memahami apa yang diharapkan oleh sang anak, maka dampak dari 

ekspresi ketertarikannya itu mengantarkannya pada hubungan yang diridhoi Allah 

yaitu pernikahan.9 

Faktor yang menjadi daya tarik Musa a.s. sehingga Shafura merasakan 

ketertarikan adalah adanya kemiripan dalam hal pemahaman agama dan atribut 

personal yang diinginkan berupa keamahan dalam bekerja, sehingga sesuatu yang 

dimulai karena Allah pasti akan berakhir dengan kemuliaan. Shafura yang sejak dulu 

menjaga kehormatannya, sebagai manusia biasa juga ingin mengekspresikan 

perasaannya, karena itu ia mengekspresikannya secara tidak langsung yaitu dengan 

memuji keamahan Nabi Musa a.s. Dengan begitu, kehormatannya sebagai perempuan 

tetap terjaga, dan ketertarikannya juga dapat ditangkap oleh ayahnya. 

B. Solusi dalam mengekpresikan ketertarikan perempuan terhadap laki-laki. 

Pada dasarnya, tidak ada cara atau ukuran yang pasti mengenai ekspresi 

ketertarikan perempuan terhadap laki-laki. Sebab, ekpresi ketertarikan dapat berubah-

ubah tergantung seperti apa faktor pendorong dan kondisi yang dialami. Hanya saja, 

 
8Dadan Nurulhaq, dkk., “Urgensi Iffah Bagi Masyarakat Sekolah”, Atthulab 6, no.1 (2021): h. 

58. 
9Zaitunah Subhan, Al-Qur’an dan Perempuan (Jakarta: Kencana, 2015), h. 412. 
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terdapat aturan yang Allah berikan dalam mengekspresikan perasaan yaitu dengan 

tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang muslimah. Bentuk ekspresi ketertarikan 

yang mendatangkan keberkahan adalah yang dilakukan dengan jalan yang disyariatkan 

islam. Berikut beberapa contoh ekspresi ketertarikan yang dapat diterapkan. 

1. Menikah 

Salah satu solusi untuk orang yang merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis 

adalah dengan menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. 

ث  ن ا  ث  ن ا مح  مَّد  بْن  م سْلِمٍ ح دَّ ث  ن ا س عِيْد  بْن  س ل يْم ان  ح دَّ إِبْ ر اهِيْم  بْن  م يْس ر ة  ع نْ ط او سٍ   ح دَّ ث  ن ا مح  مَّد  بْن  يَ ْي  ح دَّ
 رواه ابن ماجة.  احِ ك  النِٰ   ل  ثْ مِ   يْْ  بِٰ اح  ت  م  لْ لِ   ر  ن     لَ ْ ع نْ ابْنِ ع بَّاسٍ ق ال  ق ال  ر س وْل  اِلله ص لَّى الله  ع ل يْهِ و  س لَّم   

١٨٤٧ 10 
Artinya:  

Dari Muhammad bin Yahya, dari Said bin Sulaiman, dari Muhammad bin 
Muslim, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw. 
bersabda Kami tidak pernah mengetahui solusi untuk dua orang yang saling 
mencintai semisal pernikahan. (HR. Ibnu Majah no. 1847). 

Menikahi orang yang dicintai merupakan obat kasmaran baik secara takdir 

maupun syari’at.11 Allah swt. berfirman dalam QS al-Nur/24: 32. 

 اِنْ يَّك وْن  وْا ف  ق ر اۤء  ي  غْنِهِم  ا
ك مْۗ لِحِيْْ  مِنْ عِب ادكِ مْ و امِ اۤىِٕ ى مِنْك مْ و الصهٰ مه  و اسِع    و اللّهٰ    للّهٰ  مِنْ ف ضْلِهِۗ و ا نْكِح وا الْا يٰ 

  )٣٢(  لِيْم  ع  
Terjemahnya: 

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga 
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki 
maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan 
kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi 
Maha Mengetahui.12 

 
10Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rabi al-Qazwini , Sunan Ibnu Majah: Jilid 9 (Beirut: Dar 

al-Fikr, 1993), h. 593. 

11Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al Da> wa al Dawa>, h. 531. 

12Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf 

Al-Qur’an, 2019) [Add-Ins], Qur’an Kemenag in Word Version 3.0, 2021, h. 354. 
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Pernikahan menjadi wajib bagi orang telah mampu melakukannya dan merasa 

khawatir terjerumus pada perbuatan zina, sebab salah satu manfaat menikah adalah 

memelihara pandangan dan kehormatannya dari perbuatan yang dilarang.13 Pernikahan 

adalah solusi untuk yang merasakan keinginan dan sudah memiliki kesiapan baik itu 

secara lahir ataupun batin untuk menikah.  

2. Menahan diri  

Tidak semua keadaan dimana seseorang siap untuk menikah, karena 

ketertarikan dapat muncul kapan saja dengan orang yang bisa jadi tidak pernah 

diprediksi. Karena itu, menahan diri adalah solusi untuk yang merasakan ketertarikan 

namun belum siap melangkah pada jenjang pernikahan.    
ب ة  و مح  مَّد  بْن  الْع لا ءِ   ث  ن ا يَ ْي  بْن  يَ ْي  التَّمِيْمِي  و  أ ب و ب كْرِ بْن  أ بِ ش ي ْ عًا ع نْ أ بِ م ع اوِي ة  ح دَّ ي ْ انِ  جَِ  الَْ مْد 

ع  ع بْدِ اِلله بِِنًً و اللَّفْظ  ليِ حْي  أ خْب  ر نَ  أ ب و م ع اوِي ة  ع نْ الْ عْم شِ ع نْ إِبْ ر اهِيْم  ع نْ ع لْق م ة  ق ال  ك نْت  أ مْشِي م  
ه  ع ثْم ان  يٰ  أ با  ع بْدِ الرَّحْْ نِ أ لا  ن  ز وٰجِ ك  ج اريِ ةً ش ابَّةً ل ع لَّه ا ت ذ كِٰر ك  ب  عْض  ف  ل قِي ه  ع ثْم ان  ف  ق ام  م ع ه  يَ  دِٰث ه  ف  ق ال  ل  

م عْش ر    م ا م ض  مِنْ ز م انِك  ق ال  ف  ق ال  ع بْد  اِلله ل ئِنْ ق  لْت  ذ اك  ل ق دْ ق ال  ل ن ا ر س ول  اِلله ص لَّى الله  ع ل يْهِ   و س لَّم  يٰ 
ي سْت طِعْ ف  ع ل يْهِ بِالْصَّوْمِ   الشَّب ابِ م نِ اسْت ط اع  مِنْك مْ الْب اء ة  ف  لْي  ت  ز وَّجْ ف إِنَّه  أ غ ض  للِْب ص رِ و أ حْص ن  للِْف رجِْ و م نْ لَ ْ 

١٤٠٠14َ مسلم . رواهف إِنَّه  ل ه  وجِ اء  

Artinya: 

Dari, Abdullah bin Mas`ud ra, Dari Alqamah ia berkata: Aku sedang berjalan 
bersama Abdullah di Mina lalu ia bertemu dengan Usman yang segera bangkit 
dan mengajaknya bicara. Usman berkata kepada Abdullah: Wahai Abu 
Abdurrahman, inginkah kamu kami kawinkan dengan seorang perempuan yang 
masih belia? Mungkin ia dapat mengingatkan kembali masa lalumu yang indah. 
Abdullah menjawab: Kalau kamu telah mengatakan seperti itu, maka 
Rasulullah saw. pun bersabda: Wahai kaum pemuda! Barang siapa di antara 
kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia 
menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menahan pandangan 
mata dan melindungi kemaluan (alat kelamin). Dan barang siapa yang belum 

 
13Zaitunah Subhan, Al-Qur’an dan Perempuan, h. 125. 

14Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, S{ahih Muslim: Juz 11 (Beirut: Dar al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 1018. 
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mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penawar 
bagi nafsu. (HR. Muslim no. 1400). 

 Seseorang yang merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis namun belum siap 

untuk menikah, maka harus siap menahan dirinya. Lebih banyak mendekatkan diri 

kepada Allah, karena barang siapa yang seluruh kekuatan cintanya ditujukan untuk 

Dzat yang paling dicintai lagi tertinggi, maka niscaya ia akan memalingkan cintanya 

dari selain-Nya.15  

Menahan diri sebagai solusi untuk rasa ketertarikan yang menunjukkan adanya 

keinginan namun belum siap untuk menikah. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai 

cara, seperti dengan banyak beribadah, berpuasa, menyibukkan diri dalam kerja-kerja 

dakwah, fokus menuntut ilmu, berteman dengan orang-orang sholeh, dan berbagai 

kegiatan positif lainnya.   

 
15Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al Da> wa al Dawa>, h. 405. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan 

pada bab-bab sebelumnya, maka beberapa hal dapat disimpulkan, sebagai berikut: 

1. Ekspresi ketertarikan dapat dipahami sebagai ungkapan perasaan yang 

menunjukkan adanya kecenderungan hati terhadap sesuatu. Munculnya ekspresi 

ketertarikan tersebut bisa terjadi karena factor kedekatan, keakraban, kemiripan, 

atribut personal yang diinginkan serta karena adanya daya tarik fisik. Dalam al-

Qur’an, ekspresi ketertarikan dapat diidentifikasi dari term h}ub yang berarti 

kecenderungan hati terhadap sesuatu. Term tersebut dengan berbagai 

derifasinya disebutkan 83 kali dalam al-Qur’an, dan yang merujuk pada makna 

ketertarikan yaitu QS ‘Ali Imran/3: 14 dan Yu>suf/12: 30 dari ayat tersebut h}ub 

dapat dimaknai sebagai ketertarikan secara umum. Term yang semakna dengan 

h}ub  dalam al-Qur’an adalah ra>wada, dan mawaddah. Term ra>wada terdapat 5 

ayat yaitu QS Yu>suf/12: 23, 26, 30, 32, 51 yang menunjukkan ketertarikan 

perempuan terhadap laki-laki dalam bentuk yang negatif. Sedangkan erm 

mawaddah terdapat dua ayat yaitu QS al-Ru>m/30: 21 dan QS al-Syu>ra’/42: 23 

merujuk pada makna ketertarikan yang diarahkan untuk membina hubungan 

rumah tangga. 

2. Bentuk-bentuk ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki dapat dilihat 

dalam kisah-kisah al-Qur’an yaitu pertama bentuk ekspresi ketertarikan dengan 

menggoda pihak laki-laki (Kisah Imra’at al-Aziz) digambarkan dengan term 

 dalam QS Yu>suf/12: 23. Kedua bentuk ekspresi ketertarikan berupa rasa و ر هو د تۡه  
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takjub dan pemujaan berlebihan (Kisah Istri-Istri Bangsawan) yang ditunjukkan 

pada kalimat   آْ إِلاَّ م ذ  ا ب ش راً إِنۡ ه ه ذ  ش  للَِِّّ م ا ه ه ن ه ۥْٓ أ كۡب  رۡن ه ۥ و ق طَّعۡن  أ يۡدِي  ه نَّ و ق  لۡن  ح ه
ل ك   ف  ل مَّا ر أ ي ۡ

 dalam QS Yu>suf/12: 31. Ketiga bentuk ekspresi ketertarikan secara tidak ك ريِ  

langsung yaitu dengan memberi respon positif dan senang menyebut namanya 

(Kisah Ratu Saba’), yang ditunjukkan pada redaksi ayat   ْن  فْسِي ظ ل مْت    ْ اِنِٰ ر بِٰ 
ن  لِلّهِٰ ر   ل مِيْْ  و ا سْل مْت  م ع  س ل يْمه بِٰ الْعه  yang tanda-tandanya dapat dilihat dalam QS al-

Naml/27: 29-44 . Keempat bentuk ekspresi ketertarikan yang juga ditunjukkan 

secara tidak langsung yaitu memuji laki-laki (Kisah Perempuan yang menjadi 

Istri Nabi Musa) yang dapat dilihat tanda ketertarikannya dalam QS Qas}as}/28: 

26 dengan redaksi ayat    ْْي ْر  م نِ اسْت أْج رْت  الْق وِي  الْا مِي  .يٰهْٓ ب تِ اسْت أْجِرْه  َّۖاِنَّ خ 

3. Implikasi dari adanya ekspresi ketertarikan tersebut dapat menjadi negatif dan 

positif. Ekspresi negatif seperti menggoda dan kehilangan akal sehat akan 

berdampak pada hilangnya kehormatan baik itu dalam keluarga ataupun 

masyarakat sebab perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela. Dan pada 

ekspresi yang positif, dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah dan 

kehormatan perempuan dapat lebih terjaga. Adanya kisah-kisah yang 

menunjukkan ekspresi negatif bukan untuk merendahkan kaum perempuan, tapi 

justru kisah tersebut menjadi pedoman untuk seluruh perempuan agar senantiasa 

menjaga perasaannya dan mengekpresikannya dengan cara-cara yang tetap 

menjadikan kehormatannya terjaga. Dari kisah tersebut kita dapat melihat 

bahwa seorang perempuan ketika memahami bagaimana semestinya 

mengekspresikan perasaan maka akan mengantarkan pada akhir yang 

memuliakan dirinya, begitu pula sebaliknya. Ketertarikan semestinya 

mendekatkan pelakunya kepada sumber cinta yang sesungguhnya yaitu Allah 
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saw., bukan justru menjadikan pelakunya terbuai hingga melupakan setiap 

aturan dari-Nya. 

B. Implikasi Penelitian 

Ekspresi ketertarikan perempuan terhadap laki-laki dalam al-Qur’an penting 

untuk dipahami, sebab perempuan lebih cenderung menggunakan perasaannya karena 

itu pula harus lebih berhati-hati dalam mengekspresikannya. Namun, bukan hanya 

perempuan, penelitian ini juga ditujukan untuk semua laki-laki yang ingin memahami 

ekspresi ketertarikan perempuan.  

Ketika mengekpresikan ketertarikan tidak pada tempatnya maka kehormatan 

perempuanlah yang akan menjadi taruhannya. Bentuk ekspresi ketertarikan dalam 

kisah-kisah al-Qur’an ada yang sifatnya negatif dan positif.  Ekspresi yang cenderung 

negatif menjadi pelajaran agar ketertarikan tidak diekspresikan dengan demikian.  

Ekspresi yang cenderung positif menjadi contoh  yang bisa diterapkan dengan 

memperhatikan kondisi yang dialami.
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