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PEDOMAN TRANSLITERASI 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 ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim J 

 
Je 

 ح 
 

h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 

 
d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r er 
 ز 

 
zai 

 
z 
 

zet 
 س 

 
sin 

 
s 
 

es 
 ش 

 
syin 

 
sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 

 
s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
´ain 

 
´ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 

 
q 

 
qi 

 ك 
 

kaf 
 

k 
l 

ka 
 ل 

 
lam 

 
l 
 

el 
 م 

 
mim 

 
m 
 

em 
 nun ن 

 
n 
 

en 
 و 

 
wau 

 
w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 

 
´ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya y 

 
ye 

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

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

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : هَوْلََ 

3.  Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 
Tanda 

 

fath}ah 

 

a a  َا 

 

kasrah 

 

i i  َا 

 

d}ammah 

 

u u  َا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>´ 

 

ai a dan i  َْـى 
 fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>´ 

 

ىْ|ْ...َْْْاْ...َْْ  

 
d}ammah dan wau 

 
 و ـْ

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>´ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـى
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 Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلََ 

 yamu>tu : يمَُوْتَُ

4. Ta>´ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>´ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>´ marbu>t}ah yang hidup 

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

Sedangkan ta>´ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>´ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

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

Contoh: 

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

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

 al-h}ikmah : الَحِْكْْةََُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َّناََ  <rabbana : رَب

 <najjaina : نَََّيْناََ

 al-h}aqq : الَحَْقَّ

 nu“ima : نعُِّمََ

 aduwwun´ : عدَُوَ 
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ´Aliyy atau ´Aly)´ : علََِ 

 Arabi> (bukan ´Arabiyy atau ´Araby)´ : عَرَبَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ  ال

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسَُ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّ

لزَْلََََ  al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَفْلَْسَفَةََ

 al-bila>du : الَبْلَادَُ

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´muru>na : تأَْمُرُوْنََ

 ´al-nau : الَنَّوْعَُ

ءَ   syai´un : شََْ

 umirtu : أُمِرْتَُ
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8.  Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur´an (dari al-Qur´a>n), alhamdulillah, dan 

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

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur´a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (اَلل) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِِللَِ  di>nulla>h دِينَُْاللَِ

Adapun ta>´ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

َرَحَْْةَِاللَِ َفِِْ  hum fi> rah}matilla>h    هُُْ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, atau bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta´a>la> 

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

a.s. = ´alaihi al-sala>m 

cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d. = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama  : Ahmad Mubarak 

NIM  : 80600112019 

Judu l   : Transportasi Perspektif al-Qur’an (Suatu Kajian Maudu’i >) 
 

Penelitian ini membahas tetntang transportasi yang terdapat dalam al-

Qur’an dengan menelusuri term rakiba. . Tujuan dari penelitian ini ialah untuk 1) 

untuk mengkaji wujud transportasi dalam al-Qur’an; 2) untuk mengkaji urgensi 

transportasi dalam al-Qur’an; dan 3) untuk mengkaji implementasi ayat-ayat 

transportasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang 

bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir dan pendekatan 

sains. Data dikumpulkan dan di analisis berdasarkan metode tafsir maudu’i>. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) moda transportasi yang disebut 

dalam al-Qur’an antara lain, a. Transportasi darat, yaitu kuda, bagal, unta, keledai 

dan gajah.; b. Transportasi Air, yaitu kapal dan perahu; dan  c. Transportasi udara, 

yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur’an, tetapi beberapa isyarat 

menunjukkan keberadaannya, seperti bura>q dalam QS al-Isra>’/16: 1. 2) 

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting sebagai penunjang kehidupan 

manusia, baik dibidang ekonomi, militer, sosial dan politik. Al-Qur’an menyebut 

fungsi transportasi ialah sebagai angkutan penumpang, pengangkut logistik dan 

kendaraan tempur. dan 3) Ayat-ayat transportasi dalam al-Qur’an memberikan 

tuntunan dalam berkendara, yaitu menaati aturan dan prosedur keselamatan, 

pengambilan keputusan yang tepat dalam beberapa situai tertentu serta adab-adab 

dalam berkendara (berdoa dan berserah diri kepada Allah swt ketika berkendara).  

Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penanaman dan edukasi 

tentang transportasi, agar dapat terbentuk tatanan kehidupan yang ideal, khsusnya 

dalam berkendara berdasarkan petunjuk al-Qur’an. Selain itu, pemahaman 

terhadap petunjuk al-Qur’an tentang transportasi dapat menjadi bacaan, rujukan 

dan pijakan bagi setiap pihak, baik formal maupun non-formal khususnya yang 

konsen pada bidang transportasi dan lalu lintas, serta penelitian-penelitian ilmiah 

terkait perkembangan alat transportasi. 
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ABSTRACT 

Name  : Ahmad Mubarak 

Student’\ : 80600112019 

Title  : Transportation Perspective of the Qur'an (A Study of Maudu'i>) 

 

This study discusses the transportation contained in the Qur'an by tracing 

the term rakiba. The purpose of this research is to 1) find out the form of 

transportation in the Qur'an, 2) to find out the urgency of transportation in the 

Qur'an, and 3) to know the implementation of transportation verses in everyday 

life. 

This research is qualitative library research. This study uses an interpretation 

approach and a scientific approach. Data was collected and analyzed based on the 

maudu'i interpretation method. 

The study results show that 1) the modes of transportation mentioned in the 

Qur'an include (a) ground transportation, namely horses, mules, camels, donkeys, 

and elephants with their respective functions.; (b) Water Transportation, namely 

ships and boats; and (c) Air transportation, which is not explicitly mentioned in 

the Qur'an, but several signs indicate its existence, such as the buraq in QS al-

Isra>'/16:1, 2) Transportation is an essential means of supporting human life in 

economic, military, social, and political fields. The Qur'an mentions the function 

of transportation as passenger transportation, logistics carriers, and combat 

vehicles. and 3) Verses of transportation in the Qur'an guide driving, including 

obeying safety rules and procedures, making the right decisions in certain 

situations and manners in driving (praying and surrendering to Allah SWT when 

driving). 

This research has implications for the importance of instilling and educating 

about transportation so that an ideal life order can be formed, especially in driving, 

based on the instructions of the Qur'an. In addition, an understanding of the 

Qur'anic guidance on transportation can be used as a reading, reference, and basis 

for all parties, both formal and non-formal, especially those concerned with 

transportation and traffic, as well as scientific research related to the development 

of transportation equipment. 
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BAB I 

PENDAHULUIAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Transportasi merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan 

pergerakan manusia dan barang yang telah dikenal lama oleh manusia sepanjang 

lintasan sejarah. Pada dasarnya tujuan dari alat transportasi (kendaraan) ialah 

agar jarak tempuh yang dapat dijangkau semakin meningkat dengan kecepatan 

pergerakan yang tinggi (mempersingkat waktu tempuh).1  Secara umum, alat 

transportasi dapat memudahkan manusia dalam hal pergerakan dari zona wilayah 

ke wilayah yang lain. Olehnya itu, transportasi merupakan bagian penting dalam 

menunjang dan mempermudah keberlangsungan kehidupan manusia. 

Al-Qur’an yang merupakan kitab suci yang membahas berbagai macam 

persoalan, termasuk persoalan moda2 transportasi. Salah satu term yang 

digunakan Al-Qur’an untuk menunjuk kepada makna transportasi ialah rakiba. 

Kata ini terulang sebanyak 15 kali dengan berbagai derivasinya.3 Dari ayat-ayat 

tersebut dapat diperoleh beberapa jenis-jenis kendaraan (moda transportasi) yang 

disebutkan dalam Al-Qur’an, misalnya QS al-Nah}l/16: 7-8. 

ُ
 
مِل حْ

َ
مُُْوَت

 
ك
َ
ثْقَال
َ
ىُا

ٰ
د ُُُاِل

َ
مُُْبَل

َّ
وْن وْاُل

 
اُبٰلِغِيْهُُِتَك

َّ
ُُاِل ِ

ِ ُ ُبِشِِِ  
نْس 
َ
ا
ْ
مُُْاِنَُُّالِِ

 
ُُرَبَّكِِ وْ   ءَو 

َ
يْم ُ ُلِِ حِِِ ُرَّ

ُ
َ
يْل خَ
ْ
ال ُُوَّ

َ
بِغَال

ْ
حَمِيْرَُُوَال

ْ
وْهَاُوَال ب 

َ
ُُوَزِيْنَة ُ ُلِتَركْ   

 
ل اُمَاُوَيَخْ

َ
وْنَُُل م 

َ
ُُتَعْل

Terjemahnya: 

(7) Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup 

mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang.  

 
1Sidharta S. Kamarwan, dkk,  Sistem Transportasi (t.tp: Civiliana, t.th), h. 19. 

2Moda berarti jenis atau bentuk. Lihat, Departemen Pendidikan Nasional., Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 87. 

3Muh}ammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi>, al-Mu’jam al-Mufahharas li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m  
(Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyah, 1364 H), h. 324. 
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(8) (Dia telah menciptakan) kuda, bagal,412) dan keledai untuk kamu 

tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu 

ketahui.4  

Tujuan utama diciptakannya keledai, kuda dan bagal oleh Allah swt. ialah 

agar dimanfaatkan oleh manusia sebagai hewan tunggangan (kendaraan).5 Kuda 

digunakan sebagai hewan tunggangan karena kecepatan yang dimilikinya 

sedangkan keledai dan bagal dijadikan tunggangan dan pengangkut logistik 

karena kemampuannya untuk membawa beban yang berat. 

Pemanfaatan kuda, bagal dan keledai sebagai kendaraan dikarenakan 

kelebihan yang dimilkinya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad saw melarang 

pemanfaatan hewan diluar dari tujuan penciptaannya, seperti dilarangnya 

menunggangi sapi dan kambing serta dilarang pula untuk memanfaatkan 

keduanya sebagai hewan pengangkut beban. Pelarangan ini disebabkan tujuan 

penciptaan sapi dan kambing ialah sebagai hewan ternak yang dikembangbiakkan 

untuk dimanfaatkan daging dan susunya untuk keperluan konsumsi atau (sapi) 

sebagai hewan yang digunakan tenaganya dalam membajak ladang,6 bukan 

sebagai kendaraan tunggangan dan pengangkut logistik. 

بٍ،  نََ ابمنُ وَهم بَََ يََ، قاَلََ: أخَم مَلََُ بمنُ يََم حٍ، وَحَرم و بمني سََم ري دُ بمنُ عََم َ ري أَحْم اهي ثنَِي أبَوُ الطَّ حَدَّ

، وَأَبوُ سَلمََةَ بمنُ عَبمدي  ِّبي يدُ بمنُ الممُسَي ثنَِي سَعي هَابٍ، حَدَّ نِي يوُنسُُ، عَني ابمني شي بَََ أخَم

ُمَا  ، أنَََّّ َني حْم : بيَمنمََا رَجُلٌ الرَّ َ هي وَسَلََّّ عَا أَبََ هُرَيمرَةَ، يقَُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللهي صَلََّّ اُلله علَيَم سََي

لقَم ليهذََا، وَلكَي  نِِّ لمَم أُخم : إي هي المبَقَرَةُ فقََالتَم ليَم اَ، المتفََتَتم إي ، قدَم حََْلَ علَيَْم َّمَا  يسَُوقُ بقََرَةً لََُ ن نِِّ إي

 
4Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an  dan Terjemahnya (Sukoharjo: 

Penerbit Madina Qur´an, 2016), h. 268. 

5Abu> al-Fida>´ Isma>´i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-´Az}i>m, Juz IV (Cet. III; 

t.tp: Da>r al-T}a>yyibah, 1999 M/ 1420 H), h. 558.  Lihat juga, Muh}ammad bin ‘Ali> bin Muh}ammad 

bin ´Abdulla>h al-Syauka>ni>, Fath} al-Qadi>r, Juz III (Cet. I; Damaskus: Da>r Ibnu Kas\i>r, 1411 H), h. 

179. 

6Abu> ´Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad Syams al-Di>d al-Qurt|u>bi>, al-Ja>mi´ al-Ah}ka>m, 
Juz X (Cet. II; Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyah, 1964 M/ 1384 H), h. 72. 
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ثي خُليقمتُ لي  بًا وَفزََعاً، أبَقََرَةٌ تكََََّمُ؟ فقََالَ رَسُولُ اللهي  لمحَرم حَانَ اللهي تعََجُّ بم فقََالَ النَّاسُ: س ُ

ر رٍ، وَعََُ نُ بيهي وَأَبوُ بكَم نِِّ أُومي َ فإَي هي وَسَلََّّ  7)صحيح مسلَّ( صَلََّّ اُلله علَيَم
 

Artinya: 

Menceritakan kepadaku Abu> T}a>hir Ah}mad bin ‘Amru> bin Sarh} dan H}armalah 

bin Yah}ya>, keduanya berkata: mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, 

mengabarkan kepadaku Yu>nus, dari Ibnu Syiha>b, menceritakan kepadaku 

Sa’i>d bin al-Masayyib dab Abu> Salamah bin ‘Abd al-Rah}ma>n, bahwasanya 

keduanya telah mendengar Abu> Hurairah berkata” Rasulullah saw. bersabda: 

ketika seseorang menggiring seekor sapi miliknya yang telah ia bebani di atas 

punggungnya, maka sapi itu menoleh kepadanya seraya berkata: sungguh aku 

diciptakan bukan untuk melakukan pekerjaan ini, tetapi sungguh aku 

diciptakan untuk (membajak) ladang. Maka orang-orang berkata: Mahasuci 

Allah, apakah sapi dapat berbicara? Maka Rasulullah saw. berkata: aku, Abu 

Bakar dan Umar beriman hal tersebu. (HR Muslim) 

Hewan-hewan yang disebutkan pada QS al-Nah}l/16: 8 di atas memang 

berfungsi sebagai alat transportasi darat oleh orang Arab pada masa al-Qur’an 

diturunkan, baik sebagai hewan tunggangan maupun pengangkut logistik.8 M. 

Quraish Shihab menjelaskan bahwa masyarakat Arab (pada masa al-Qur’an 

diturunkan)  menjadikan kuda, keledai dan bagal sebagai kendaraan. Kuda dan 

keledai dijadikan sebagai kendaraan  perang serta digunakan untuk berburu. 

Adapun bagal dijadikan sebagai alat transportasi domestik (alat transportasi 

dalam kota).9 

Selain moda transportasi darat, al-Qur’an dalam beberapa ayatnya juga 

menyebut beberapa jenis alat transportasi laut seperti perahu dan kapal. Misalnya 

dalam QS Ya>si>n/36: 41-42 yang menyebut kapal sebagai salah satu alat 

transportasi air yang dapat dimanfaatkan manusia sebagai kendaraan air  serta 

 
7Abu> al-H}asan Muslim bin al-H}ajja>j bin Muslim al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, S}ah}i>h} Muslim, 

Juz IV (t.c; Beirut: Da>r Ih}ya>’ a;-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th), h. 1857. 

8M. Galib M, dkk, “al-Bigal dalam Perspektif al-Qur’an”, Tafsere, vol 7, no, 2 (2019), h. 

34. 

9M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian, Vol. 7 (Cet. V; 

Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 190. 
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mengangkut berbagai logistik, seperti bahan makanan, dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan manusia itu sendiri.10  

يَةُ 
ٰ
مُُْوَا ه 

َّ
نَّاُل

َ
نَاُا

ْ
مُُْحَمَل تَه  يَّ ِ

ر  كُُُِفِىُذ 
ْ
ل س 
ْ
وْنُِ ُال مَشْح 

ْ
قْنَاُال

َ
مُُْوَخَل ه 

َ
نُُْل ثْلِهُ ُم ِ وْنَُُمَاُم ِ ب 

َ
ُُيَءكْ

Terjemahnya: 

(41) Suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa Kami 

mengangkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. (42) (Begitu 

juga) Kami menciptakan untuk mereka dari jenis itu angkutan (lain) yang 

mereka kendarai.11 (QS Ya>si>n/36: 41-42) 

Secara historis, ide awal untuk pembatan kapal oleh manusia berkaitan 

erat dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nuh as.12 Dalam 

perkembangannya, berabad-abad kapal dimanfaatkan manusia dalam mengarungi 

lautan.. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal pada masa lampau 

menggunakan kayu, bambu ataupun batang-batang papirus sebagaimana yang 

dilakukan oleh bangsa Mesir kuno. Dalam perkembangan teknologi, manusia 

kemudian mengunakan bahan logam (besi dan baja) dalam pembuatan kapal. 

Untuk tenaga penggeraknya manusia pada awalnya menggunakan tenaga angin 

dengan bantuan layar, kemudian mesin uap setelah muncul revolusi industri dan 

mesin diesel serta nuklir.13  

Adapun moda transportasi udara atau jenis kendaraan udara yang dapat 

dikendarai oleh manusia,  tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an secara eksplisit. 

Meskipun demikian, isyarat tentang adanya transportasi udara dapat ditemukan 

dalam QS Saba>’/34: 12. 

 
10Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-´Aqidah al-Syari´ah wa al-

Minhaj, Juz XVIII (Cet. II; Damaskus: Da>r al-Fikr al-Ma’a>s}ir, 1418 H), h. 23. 

11Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an  dan Terjemahnya, h. 443. 

12 Lihat, QS al-Mu’minu>n/23: 27. 

13Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, “Transportasi dan Bagian-Bagiannya”, Situs 
Resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/ 

detail/artikel/transportasi -dan -bagian-bagiannya-77#:~:text=Transportasi%20sendiri% 

20dibagi%203%20yaitu,dibandingkan%20dengan%20alat%20transportasi%20lainnya.  (Diakese 

pada 15 September 2022) 

https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/
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يْمٰنَُ
َ
ل يْحَُُوَلِس  هَاُالء ِ وُّ هَاُشَهْءُ ُغ د  رَوَاح  ُ ُوَّ نَاُشَهْء 

ْ
سَل
َ
هُ ُوَا

َ
ءُِ ُعَيْنَُُل قِطِِْ

ْ
نَُُال ُُوَمِِِ ِ

ن  جِِِ
ْ
نُُْال ُمَِِ

ُ
 
عْمَل ه ُ ُبِاِذْنُُِيَدَيْهُُِبَيْنَُُيَّ ِ

مُُْيَّزغُُِْوَمَنُُْرَب  مْءِنَاُعَنُُْمِنْه 
َ
عِيْرُُِعَذَابُُِمِنُُْن ذِقْهُ ُا ُُالسَّ

Terjemahnya: 

Dan kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu 

pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanan pada waktu sore sama 

dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. 

Dan sebagian dari ada yang bekerja dihadapannya (di bawah kekuasaannya) 

dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara meraka dari 

perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-

nyala.14 

Nabi Sulaiaman a.s dianugerahi oleh Allah swt. karunia dengan 

ditundukkannya angin kepadanya. Dengan karunia tersebut dapat mempersingkat 

perjalanann dengan waktu tempuh yang lebih sedikit. Hal ini sebagaimana 

keberadaan pesawat yang dapat menempuh jarak yang jauh dalam waktu singkat.    

Isyarat tentang perkembangan teknologi transportasi didasari pada QS 

Ya>si>n/36: 41  dan QS al-Nah}l/16: 8 bahwa Allah swt. (memberikan kemapuan 

kepada manusia) untuk menciptakan kendaraan sebagaimana atau bahkan belum 

mampu diciptakan oleh orang-orang terdahulu.15 Berbagai penemuan alat 

trasportasi modern, seperti motor, mobil, kereta api, pesawat terbang, dll., 

merupakan jenis kendaraan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an secara 

langsung,  namun keberadaannya diakomodasi oleh Al-Qur’an berdasarkan oleh 

isyarat-isyarat ilmiah al-Qur’an. 

Perkembangan teknologi transportasi terus meningkat seiring dengan 

bertambahnya populasi dan kebutuhan manusia. Umat manusia mengerahkan 

segala upaya dan kemampuan untuk menciptakan kendaraan yang dapat 

menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat serta biaya yang murah. 

Pengembangan berbagai teknologi transportasi, mulai dari yang sederhana hingga 

 
14Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an  dan Terjemahnya, h. 429. 

15Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-´Aqi>dah al-Syari´ah wa al-
Minhaj, Juz XVIII, h. 23. 
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yang paling cangggih, diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. 

Potensi mobilitas seperti ini senantiasa mendorong manusia dalm upaya untuk 

kemudahan dalam mencapai lokasi tujuan.16 

Mengingat kebutuhan manusia terhadap transportasi, kajian-kajian 

tentang hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat penting. Transportasi 

dibutuhkan dalam rangka menunjang keberlangsungan hidup manusia. Al-Qur’an 

sebagai kitab pedoman tidak luput dari persoalan ini. Olehnya itu, penting untuk 

menelusuri lebih jauh tentang bagaimana Al-Qur’an berbicara tentang alat 

transportasi agar diketahui hal-hal yang berkaitan dengan persoalan tersebut, 

sehingga dapat menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia.     

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, peneliti mengidentifikasi 

masalah yang dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana wujud transportasi dalam Al-Qur’an? 

2. Bagaimana urgensi transportasi dalam Al-Qur’an?  

3. Bagaimana implementasi ayat-ayat transportasi dalam kehidupan? 

C. Pengertian Judul  

Pengertian judul merupakan uraian dan penjelasan terhadap variabel pada 

judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan pemahaman 

terhadap variabel-variabel judul penelitian. Selain itu, juga memberikan batasan 

dan cakupan penelitian. 

Penelitian ini berjudul “Transportasi Perspektif Al-Qur’an (Suatu Kajian 

Mawdu’i>)”, yang merupakan penelusuran serta penjelasan terkait ayat-ayat al-

Qur’an yang berbicara tentang kendaraan. Adapun penjelasan terhadap variabel 

judul tersebut ialah sebagai berikut. 

 
16Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Samudra Perspektif Al-Qur’an dan Sains (Cet. 

I; Jakarta Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2013 M/ 1434 H), h. 70. 
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1. Transportasi 

Secara etimologis, istilah transportasi berasal dari bahasa Latin, yaitu 

transportare yang berarti membawa atau mengangkut.17 Kata transportasi dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengangkutan barang 

atau penumpang oleh kendaraan.18 Transportasi  merupakan perpindahan barang 

atau manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain.  

2. Perspektif 

Perspektif adalah sudut pandang terhadap sesuatu dan pandangan.19 

Adapun penelitian ini menggunakan perspektif Al-Qur’an, maka objek kajian  

atau pokok permasalahan dilihat dari sudut pandang al-Qur’an. 

3. Mawd}u>>́ i>    

Mawd}u>’i> merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab. Kata mawd}u>’i> 

berasal dari akar kata وضع (wad}a’a) yang berarti menurunkan sesuatu ke bawah 

atau meletakkan ke tanah.20 Secara terminologis, menurut M. Quraish Shihab, 

(tafsir) mawd}u>´i> merupakan suatu metode tafsir yang mengarahkan kepada tema 

tertentu,  kemudian mencari pandangan Al-Qur’an tentang tema tersebut dengan 

cara menghimpun semua ayat yang terkait dengan tema, menganalisis, dan 

memahaminya ayat demi ayat, lalu menentukan ayat yang umum dengan yang 

khsusus (‘am dan kha>s), mutlak dengan yang muqa>yad, yang nasi>kh dengan yang 

 
17Ardiansyah, Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori (Cet. I; Jakrata: Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), h. 1 

18Departemen Pendidikan Nasional., Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 687. 

19Departemen Pendidikan Nasional., Kamus Besar Bahasa Indonesia , h. 1301.  

20Abu> al-H}usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz IV (t.c; 

t.tp: Da>r al-Fikr, 1979 M/ 1399 H), h. 117. 



8 
 

mansu>kh, dll. Selain itu, juga diperkaya dengan uraian dengan hadis-hadis yang 

berkaitan. Terakhir, disimpulkan dalam satu pandangan menyeluruh.21 

Secara singkat, tafsir mawd}u}>’i> ialah metode tafsir yang berusaha mencari 

jawaban Al-Qur’an terhadap suatu tema tertentu. Oleh sebab itu, tafsir mawdu>’i> 

juga disebut dengan tafsir tematik.  

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan identifikasi terhadap literatur dan penelitian 

terdahulu untuk menemukan relevansi dan signifikansi yang bertujuan untuk 

memastikan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam 

penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan literatur (penelitian 

terdahulu) yang memiliki signifikansi dengan penelitian ini. Meskipun demikian, 

terdapat beberapa literature yang memilki relevansi dengan penelitian ini. Uraian 

terhadap literatur-literatur tersebeut ialah sebagai berikut. 

Pertama, tesis yang ditulis oleh Neny Muthi’atul Awwaliyah dengan 

judul “Pergerakan Kapal Laut dalam Al-Qur’an (Analisis Hermeunetika Abdullah 

Saeed). Tesis tersebut ditulis pada Program Studi  Magsiter (S2) Aqidah dan 

Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2020. 

Neny dalam tulisannnya menelesuuri term taskhir al-fulk dan taskhir al-

jawa>r dalam Al-Qur’an kemudian menganalisis ayat-ayat yang berkaitan 

menggunakan pendektan kontekstual Abdullah Saeed. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa secara luas, term kapal laut dalam Al-Qur’an dimaknai 

sebagai moda transportasi laut yang memilki nilai-nilai kemanusiaan yang secara 

substansial memilki dampak sosial-ekonomi bagi manusia.  

 
21M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda 

Ketehui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an (Cet. III; Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 

385. 
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Tulisan Neny tersebut mencakup pembahasan terkait dengan alat 

transportasi laut, khususnya terkait ayat-ayat tentang pelayaran kapal dalam Al-

Qur’an. Adapun penelitian ini mencakup pembahasan yang lebih luas, yaitu tidak 

hanya membahas terkait alat trasportasi laut, akan tetapi transportasi secara 

umum. 

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ziyadul Muttaqin dengan judul “Fikih 

Lalu Lintas Perspektif Pertingkatan Norma dalam Islam”. Tulisan Muttqain 

tersebut diterbitkan pada Jurnal Tarjih, volume 16, nomor 1, tahun 2019. Jurnal 

ini menguraikan tentang etika dan aturan-aturan agama (Al-Qur’an dan hadis) 

dalam berkendara, khususnya dalam konteks keindonesiaan.  

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini bukan penelitian yang 

menjelaskan tentang aturan-aturan akan dalam berkendara (meskipun tidak 

menutup kemungkinan untuk menghadirkan pembahasan tersebut). Akan tetapi 

penelitian ini merupakan konsep maupun eksitensi transportasi secara umum 

yang terdapat dalam Al-Qur’an. 

Ketiga, jurnal yang ditulis Luthfi Maulana dengan judul “Semiotika 

Michael Riffaterre (Analisis pembacaan Heuristik-Hermeunetik atas QS A<li 

‘Imara>n(3): 14”. Tuliasan Luthfi Maulana tersebut dipubilkasikan pada Jurnal 

QAF, volume 3, nomor 1, periode Januari 2019.   

Salah satu objek pembacaan yang dilakukan oleh Luthfi ialah terhadap 

kata  yang menjadi salah satu perhiasaan dunia. Luthfi (kuda peliharaan) الخيلل  

menjelaskan bahwa  ,pada saat ayat tersebut turun (kuda peliharaan) الخيلل  

menjadi tunggangan (kendaraan) orang kaya yang serta menjadi simbol 

kemewahan. Oleh sebab itu, kontekstulisasi kata  الخيلل pada zaman sekarang 

ialah koleksi kendaraan (mobil dan motor) mewah.   
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Luthfi 

tersebut, bahwa penelitian tersebut merupakan analisis terhadap QS A<li 

‘Imra>n/3: 14 yang menyebut salah satu jenis kendaraan, yaitu  الخيلل  (kuda 

peliharaann). Adapun penelitain ini tidak hanya mencakup ayat-ayat tertentu, 

melainkan seluruh ayat Al-Qur’an yang membicarakan persoalan transportasi. 

Selain itu, penelitian tersebut menggunakan metode analisis pembacaan 

Heuristik-Hermeunetik yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini 

menggunakan menggunakan metode tafsir mawd}u>’i>.  

Keempat, jurnal yang ditulis oleh M. Galib M, dkk., dengan judul “al-

Bigal dalam Perspektif Al-Qur’an” pada jurnal Tafseree, volume 7, nomor 2, 

tahun 2019. Jurnal ini menjelaskan bahwa fungsi hewan bigal, keledai dan kuda  

yang disebut dalam QS al-Nah}l/16: 8 ialah sebagai hewan tunggangan 

(kendaraan) dan sebagai perhiasan bagi manusia, tanpa menyebutkan fungsi 

lainnya.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh M. Galib M,  

tersebut, bahwa penelitian tersebut merupakan analisis terhadap QS al-Nah}l/16: 

8  yang menyebut bebrapa jenis kendaraan, yaitu bigal, keledai dan kuda. Adapun 

penelitain ini tidak hanya mencakup ayat-ayat tertentu, melainkan seluruh ayat 

Al-Qur’an yang membicarakan persoalan transportasi. Selain itu, penelitian 

tersebut menggunakan metode tafsir tah}li>li> yang berbeda dengan penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode tafsir mawd}u>’i> 

Kelima, buku yang berjudul “Hewan Perspektif Al-Qur’an dan Sains”. 

Buku ini merupakan bagian dari seri tafsir ilmi yang disusun oleh Lajnah 

Pentashihan Mushaf al-Qur’an. Dalam buku ini dijelaskan bahwa beberapa 

hewan yang disebutkan dalam Al-Qur’an berfungsi sebagai tunggangan dan 

pengangkut beban (kendaraan), seperti kuda, bagal, keledai, dll. 
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Buku yang berjudul “Hewan Perspektif Al-Qur’an dan Sains” tersebut 

berbeda dengan dengan penelitian ini. Buku tersebut tidak menjelasakn konsep 

transportasi secara keseluruhan, melainkan terbatas pada fungsi-fusngsi hewan 

sebagai alat transportasi. Adapun dalam penelitian ini akan diurakan tentang 

konsep transportasi dalam Al-Qur’an secara keseluruhan, bukan hanya hewan 

sebagai alat transportasi darat tetapi juga semua jenis alat transportasi yang 

disebutkan dalam Al-Qur’an. 

Keenam, buku yang berjudul “Samudra Perspektif Al-Qur’an dan Sains”. 

Buku ini merupakan bagian dari seri tafsir ilmi yang disusun oleh Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. Salah satu sub-bab dalam buku ini membahas 

tentang laut sebagai sarana transportasi. Dalam pemaparannya, buku ini 

menjelaskan berbagai jenis kendaraan air serta sejarah perkembangan moda 

transportasi laut. 

Buku yang berjudul “Samudra Perspektif Al-Qur’an dan Sains” tersebut 

berbeda dengan dengan penelitian ini. Buku tersebut tidak menjelasakn konsep 

transportasi secara keseluruhan, melainkan terbatas pada fungsi laut sebagai 

salah satu sarana transportasi. Adapun dalam penelitian ini akan diurakan 

tentang konsep transportasi dalam Al-Qur’an secara keseluruhan, bukan hanya 

laut sebagai sarana transportasi yang dilalui oleh kapal, tetapi juga semua jenis 

moda transportasi yang disebutkan dalam Al-Qur’an. 

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Dianidza Arodha dengan judul ‘Eksitensi 

Akad Ji’alah dalam Dunia Transportasi”. Tulisan tersebut dimuat pada I’thisom: 

Jurnal Ekonomi Syariah, volume 1, nomor 1, edisi April 2022. Dalam 

penelitiannya, Dianidza menemukan eksistensi akad ji’alah pada sewa angkutan 

kendaraan yang mengalami modifikasi dan inovasi seiring perkembangan 

teknologi.  
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Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis. Penelitian Dianidza tersebut berfokus pada melacak eksistensi akad 

ji’alah. Adapun penelitian ini melacak eksistensi transportasi dalam Al-Qur’an 

berdasarkan metode tafsir mawd}u>’i>. 

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Asma’ Wardah Surtahman dan Noor 

Aziera Mohamad Rohana dengan judul “Etika dan Tanggungjawab Khalifah 

dalam Pengurusan Laut Menurut Perspektif Al-Qur’an”. Tulisan tersebut dimuat 

pada Jurnal Pengajian Islam, nomor 5, tahun 2022. 

Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa  salah satu fungsi diciptakannya 

laut ialah sebagai sarana transportasi, yaitu kapal-kapal dapat berlayar di atasnya 

sebagai tanda kebesaran Allah swt berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian 

ini mencakup pembahasan yang lebih luas, yaitu tidak hanya membahas terkait 

alat trasportasi laut, akan tetapi alat transportasi secara umum.    

Dari literature-literatur di atas, meskipun ditemukan relevansi, namun 

tidak ditemukan penelitian yang mengakaji terkait “transportasi secara umum”. 

Terutama tidak ditemukan penelitian yang membahas tentang transportasi 

perspektif Al-Qur’an secara keseluruhan. 

E. Kerangka Teoretis 

Kerangka teoretis adalah rumusan yang dihasilkan berdasarkanproses 

berfikir deduktif untuk menghasilkan konsep yang mempermudah peneliti dalam 

merumuskan hipotesis penelitian. Penyusunan kerangka teoretis merupakan 

upaya dalam mewujudkan hubungan untuk menjamin kebenaran konsistensi atau 

kebeneran koherensi ilmiah,yaitu penemuan sebuah teori harus didukung oleh 

teori yang telah ada.22 

 
22Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maudu’i>, h. 90.  
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Teknologi transportasi selalu berkembang seiring dengan perkembangan 

peradaban manusia. Perkembangan transportasi hadir untuk menunjang 

keberlangsungan hidup manusia. Al-Qur’an yang diturunkan di jazirah Arab pada 

6 M, tidak terlepas dari pembicaraan dari persoaln transportasi. Beberapa alat 

transportasi yang disebut dalam al-Qur’an seperti kuda, keledai, bagal, dll., 

merupakan alat transportasi tradisional yang sangat terikat dengan konteks 

ketika al-Qur’an diturunkan.  

Alat-alat transportasi yang ada sekarang, dibandingkan dengan apa yang 

disebut oleh Al-Qur’an, tentu sudah jauh berkembang. Moda transportasi 

senantiasa berkembang beriringan dengan kebutuhan dan tuntutan hidup 

manusia. Menurut Nasution, ada beberapa faktor yang mendorong 

perkemabangan transportasi, di antaranya, faktor ekonomi, goegrafi, politik, 

pertahanan dan keamanan, teknologi, kompetisi,  dan urbanisasi.23  

Meskipun demikian, al-Zuhaili> mengemukakan bahwa al-Qur’an dapat 

mengakomodasi terkait dengan perkembangan alat dan moda transportasi 

tersebut-. Menurut al-Zuhaili> bahwa Allah swt. mengisyaratkan hal ini dalam 

QS. al-Nah}l/16: 8. Potongan ayat  َلمَُون لقُُ مَا لََ تعَم  meruapakan isyarat dengan  ,وَيََم

diciptakannya kendaraan-kendaraan modern yang belum ada bahkan belum 

terpikirkan oleh manusia pada masa tersebut.24 

Untuk itu penelitain ini merupakan penelitian yang menelusri ayat-ayat 

Al-Qur’an yang berbicara tentang persoalan transportasi. Penelusuran terhadap 

ayat-ayat tentang kendaraan dilakukan berdasarkan term dan tema transportasi. 

 
23M.N. Nasution, Manajemen Transportasi (Cet. I; Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 

2004), h. 24-25. 

24Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-´Aqi>dah al-Syari´ah wa al-
Minhaj, Juz XIV (Cet. II; Damaskus: Da>r al-Fikr al-Ma’a>s}ir, 1418 H), h. 91. 
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Hal ini agar diperoleh pemahaman yang utuh tentang bagaimana Al-Qur’an 

berbicara tentang transportasi.  

Berikut merupakan kerangka teoretis pada penelitian ini. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Qur’an 

Hakikat Transportasi 

Ayat-Ayat tentang Transportasi 

Urgensi Transportasi Wujud Transportasi  

Konsep Transportasi dalam Al-Qur’an 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian terbagai atas beberapa kategori. Kategorisasi jenis 

penelitian antara lain, ditinjau berdasarkan jenis data, tempat penelitian,25 dll.  

a. Jenis Data26 

Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

memahami, menelusuri dan menyelidiki fenomena, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dll.27 Penelitian ini berjenis kualitatif karena penelitian ini 

bertujuan untuk menyelidiki persepesi Al-Qur’an tentang transportasi.    

b. Tempat penelitian28 

Ditinjau berdasarkan tempat penelitian, penelitian ini merupakan 

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library 

research)  merupakan penelitian yang menyelidiki fakta berdasarkan sumber-

sumber kepustakaan. Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (library 

research) karena merupakan penelitian yang berupaya menelusri fakta Al-Qur’an 

seputar kendaraan serta berbagai penjelasaannya dari kitab-kitab tafsir. 

2. Pendekatan 

 
25Ismail Suardi Wekke, dkk., Metode Penelitian Sosial (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit 

Gawe Buku, 2019), h. 11. 

26Ditunjau dari jenis datanya, jenis penelitian terbagi atas dua kategori, yaitu penelitian 

kualitatif dan penelitian kuantitatif. Lihat,  Ismail Suardi Wekke, dkk., Metode Penelitian Sosial, 
h. 11. 

27Ismail Nurdin dan Hartati, Metodologi Penelitain Sosial (Surabaya: Penerbit Media 

Sahabat Cendikia, 2019), h. 75. 

28Ditinjau dari tempat penelitian, jenis penelitian terbagi atas, penelitian lapangan (field 
research), penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian laboratorium (laboratory 
research). Lihat, Ismail Suardi Wekke, dkk., Metode Penelitian Sosial, h. 11.  
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Pendekatan adalah proses, perbuatan dan cara mendekati suatu objek. 

Secara terminologi, pendekatan merupakan usaha dalam rangka aktivitas 

penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.  Pendekatan 

dapat dipahami sebagai cara memandang atau sudut pandang29, cara berpikir, 

atau wawasan yang dipergunakan dalam melaksanakan sesuatu.30 Secara singkat, 

pendekatan dapat diartikan sebagai perspektif yang digunakan dalam membahas 

dan menyelidiki sebuah objek penelitian.31  

Pendektaan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan 

keilmuan yang memilki  relevansi akademik dan latar belakang keilmuan. 

Meskipun demikian, peneliti juga menggunkan pendekatan multidisipliner.32 

a. Pendekatan Tafsir 

Pendekatan tafsir ialah pendekatan yang digunakan berdasarkan 

perangkat-perangkat ilmu tafsir untuk membantu mencapai pemahaman terhadap 

suatu ayat. Perangkat keilmuan yang dimaksudkan ialah misalnya, ilmu asba>b al-

nuzu>l,33 ilmu muna>sabah,34 ilmu-ilmu bahasa Arab, dll 

  

 
29Suyuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek (Cet. I; 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 74.  

30Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’i (Cet. I; Makassar: 

Alauddin Press, 2009) h, 76.  

31Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, 

(Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16. 

32Pendekatan multidispliner ialah pendekatan yang menggunakan berbagai tinjauan 

berbagai sudut pandang keilmuan, meskipun tidak serumpun. Lihat, Ratu Vina Rohmatika, 

“Pendekatan Interdispliner dan Multidispliner dalam Studi Islam”, Jurnal al-Adyan, No. 1, Vol. 

14 (Januari-Juni 2019), h. 117. 

33Asba>b al-Nuzu>l ialah latar belakang turunnya ayat, baik itu berupa pertanyaan atau 

peristiwa. LIhat, Moh. Ali Aziz, Mengenal Tuntas Al-Qur’an (Cet. II; Surabya: Imtiyaz, 2015), h. 

34-35. 

34Muna>sabah ialah kemiripan atau kesesuaian yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam 

Al-Qur’an, baik itu kemiripan pada surah maupun ayat-ayatnya, yang memilki kaitan makna 

antara satu dengan lainnya. Lihat, Mardan, Al-Qur’an Sebuah Pengantar (Cet. II; Jakarta: Pustaka 

Mapan, 2010) , h. 86.  
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b. Pendekatan Sains 

Pendektan sains ialah upaya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an 

menggunkan teori-teori ilmu pengetahuan. Pendektan ini digunakan dalam 

rangka memahami ayat-ayat kauniah.35 Penjelasan dimaksud misalnya terdapat 

dalam Tafsir al-Muni>r karya al-Zuhaili> atau Tafsir al-Misbah karya M. Quraish 

Shihab yang memuat tentang adanya transformasi dalam perkembangan 

teknologi transportasi. 

3. Sumber data 

Sumber  data terdiri atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data pokok/utama yang merupakan objek utama dalam 

penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data selain data primer yang 

dapat membantu merumuskan hasil penelitian. 

a. Data Primer 

Data primer pada peneltian ini ialah ayat-ayat al-Qur’an yang bertemakan 

kendaraan. Ayat-ayat tersebut tersebut menjadi data utama (data primer) yang 

akan diolah (dianalisis) sehingga diperoleh keterangan yang jelas terkait maksud 

dari ayat tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder pada penelitian ini ialah data yang diperoleh dari sumber 

kepustakaan yang beraitan dengan penelitian ini, seperti kitab-kitab tafsir, buku 

buku yang membahas tentang transportasi, dll.  

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian  adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar penelitian tersebut menjadi sistematis 

 
35Ummi Kalsum Hasibuan, dll., “Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendektan dan Corak 

dalam Mitra Penafsiran Al-Qur’an”, Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah, vol. 2, 

no. 2 (Desember 2020), h. 243. 
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dan lebih mudah.36 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument ialah 

peneliti itu sendiri. Peneliti disebut sebagai human instrument yang berfungsi 

untuk memilih sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

analisis data, menafsirkan dan menyusun kesimpulan atas penelitiannya.37 

5. Teknik Analisis dan Pengumpulan Data 

Analisis dan pengumpulan pada penelitian ini sebagaimana langkah-

langkah dalam penyusunan tafsir mawdu>’i>, sebagai berikut. 

a. Melakukan penelusuran berdasarkan terhadap term transportasi- dalam al-

Qur’an. Selain penelusuran berdasarkan term, dilakukan juga penelusuran 

berdasarkan tema, yaitu menelusuri ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara 

tentang transportasi.38 

b. Mengklasifikasi ayat ke dalam klasifikasi makkiyah atau madaniyah. 

c. Menyusun ayat-ayat yang sesuai kronologi turunnya beserta asba>b nuzu>l-nya. 

d. Menguraikan keterkaitan (muna>sabah) antara satu ayat dengan ayat yang 

lainnya. 

e. Menyusun bahasan tema dalam kerangka yang komprehensif dan sistematis. 

f. Menyempurkan pembahasan dengan hadis-hadis yang terkait.39 

 
36Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 

h. 134.  

37Sugiono, Metode Penelitian Kautitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 222.  

38Menurut Mus}tafa> Muslim, ada tiga macam tafsir mawd}u>’i >, 1). Pembahasan terkait 

suatu kata/lafaz dalam Al-Qur’an dan menarik makna dari masing-masing kata tersebut. Tafsi>r 

mawd}u>’i> jenis ini ialah untuk mengetahui penggunaan makna suatu kata dalam Al-Qur’an yang 

digunakan untuk menunjuk yang makna berbeda pada setiap tempat. 2)  Pemabahasan terkait 

suatu tema/bahasan dalam Al-Qur’an dengan mengumpulkan dan menganasis secara menyeluruh. 

3) Pemabahasan terkait suatu tema/bahasan dalam suatu surah dengan mengumpulkan dan 

menganasis tema tersebut. Tafsir mawd}u >’i> jenis ini mirip dengan jenis yang kedua. Perbedaannya 

terletak pada cakupan bahasannya. Yang kedua membahahas suatu tema secara keselurhan dalam 

Al-Qur’an, sedangkan jenis ini cakupannya hanya pada satu surah tertentu. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan jenis tafsr mawdu>’i> yang pertama dan kedua. Lihat, Mus}t}afa Muslim, 

Maba>h}is\ fi> al-Tafsi>r al-Mawd}u>’i> (Cet. III; Damaskus:Da>r al-Qalam, 2000 M/1421 H), h. 23-29. 

39Lihat, ‘Abd al-H}ayy al-Farma>wi>, Muqaddimah fi> al-Tafsi>r al-Mawd}u>’i > (Cet. I; Kairo: 

al-H}ad}a>rah al-‘Araniyah, 1977), h. 61-62. 



19 
 

6. Teknik Interpretasi Data 

Teknik interpretasi pada penelitian ini ialah cara kerja penggunaan alat 

yang digunakan dalam memahami dan menelusuri makna-makna yang 

terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an.40 Adapun teknik interpretasi pada 

penelitian ini ialah sebagai berikut. 

a. Teknik Interpretasi Tekstual 

Teknik Interpretasi Tekstual merupakan penafsiran ayat Al-Qur’an 

berdasarkan teks-teks al-Qur’an itu sendiri maupun hadis. Oleh sebab itu, teknik 

ini dapat disebut dengan tafsir bi al-ma’s \u>r. 41 Teknik interpretasi tekstual dapat 

dibagi menjadi dua jenis, antara lain. 

• Teknik Interpretasi Qur’ani 

Teknik interpretasi qur’ani merupakan penjelasan ayat Al-Qur’an 

terhadap ayat yang lain. Dalam pengertian ini, teknik interpretasi qur’ani disebut 

juga tafsir al-Qur’an dengan Al-Qur’an. 

• Teknik Interpretasi Sunni 

Teknik interpretasi sunni merupakan penjelasan hadis nabi saw. (sunnah) 

terhadap ayat Al-Qur’an. Dalam pengertian ini, teknik interpretasi sunni disebut 

juga tafsir Al-Qur’an dengan Sunnah. 

b. Teknik Interpretasi Linguistik 

Teknik interpretasi inguistik merupakan teknik interpretasi yang 

menggunakan perengkat-perangkat ilmu kebahasaan (bahasa Arab). Pada 

penelitian ini digunakan teknik interpretasi linguistik sebagai berikut. 

• Interpertasi etimologis, yaitu penjelasan mengenai makna mufrada>t 

berdsarakan pengetahuan akar kata. 

 
40Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’i, h. 132. 

41M. Alfatih Suryadilaga, dkk., Metodologi Ilmu Tafsir (Cet. I; Sleman: Penerbit Teras, 

2005), h. 84-85. 
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• Interpretasi morfologis, yaitu penjelasan terkait perubahan pola sebuah 

kata. 

• Interpretasi leksikal, yaitu penjelasan menganai makna sauatu kata 

berdsarkan kamus-kamus bahasa Arab. 

• Interpretasi gramatikal, yaitu penjelasan terkait makna yang terkandung 

berdsarkan struktur kalimat.42 

c.  Teknik Interpretasi Sistematis 

Teknik interpretasi sistematis merupakan teknik interpretasi yang 

berupaya untuk mencari keterkaitan yang antara objek (ayat dan surah) dalam al-

Qur’an.43 Teknik interpretasi sistematis dalam ilmu Al-Qur’an dikenal dengan 

istilah ilmu muna>sabah. 

d. Teknik Interpretasi Sosio-Historis 

Teknik interpretasi sosio-historis ialah upaya mencari makna dari suatu 

ayat al-Qur’an berdsarkan konteks sosial diturunkannya ayat tersebu serta unsur-

unsur yang terkait dengan kehidupan sosial yang lainnya.44 Teknik interpretasi 

sosio-historis dalam ilmu Al-Qur’an dikenal dengan istilah ilmu asba>b al-nuzu>l. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian Penelitian 

Tujuan peneltian meruapakan sesuatu yang hendak dicapai dalam suatu 

penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut. 

a. Untuk mengkaji wujud transportasi dalam Al-Qur’an 

b. Untuk mengkaji urgensi transportasi dalam Al-Qur’an  

c. Untuk mengkaji implementasi ayat-ayat transportasi dalam kehidupan sehari-

hari. 

 
42Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’i, h. 156. 

43Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’i, h. 189. 

44Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’i, h. 193. 
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2. Kegunaan Penelitian Penelitian 

Kegunaan penelitian ialah manfaat yang bisa diperoleh dari suatu 

penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut. 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian diharapkan dapat berkontribusi secara ilmiah sebagai suatu 

karya ilmiah yang dapat menambah kekayaan khazanah keilmuan, khususnya 

terhadap tafsir Al-Qur’an. 

b. Kegunaan Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui manfaat dan 

fungsi transportasi dari sudut pandang Al-Qur’an sehingga dapat berkontribusi 

sebagai pedoman bagi kehidupan manusia.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG TRANSPORTASI 

A. Pengertian Transportasi 

Secara etimologis, istilah transportasi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari 

kata transportare.  Kata bersal dari susunan dua kata yaitu trans yang berarti lokasi 

atau tempat lain, dan portare yang berari membawa atau mengangkut.1 Kata 

transportasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 

pengangkutan barang atau penumpang oleh kendaraan.2. 

Istilah transportasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-raki>b. Kata al-raki>b 

berasal dari akar kata raki>ba. Kata ini berarti menempatkan sesuatu ke tempat yang 

lebih tinggi.3 Dalam konteks penggunaanya, kata ini digunakan utnuk menunjuk 

makna transportasi. Orang-orang Arab yang hendek bepergian ke tempat yang jauh 

menggunakan alat transportasi berupa hewan (kuda, keledai, unta dan bagal) 

menunggangi dengan naik di atas punggungnya. Begitupun dengan angkutan 

barang. Barang-barang yang hendak dibawa, diangakat ke atas hewan tersebut.4 

Secara terminologis, defenisi transportasi ialah sebagai berikut. 

1. Menurut Salim, transportasi ialah kegiatan pemidahan barang dan 

penumpung dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. 

2. Adisasmita mendefiniskan transportasi sebagai sarana yang membangun 

koneksi antara daerah produksi dengan pasar. Dalam pengertian ini, 

 
1Ardiansyah, Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori (Cet. I; Jakrata: Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), h. 1 

2Departemen Pendidikan Nasional., Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 687. 

3Jama>l al-Di>n Ibnu Manz}u>r, Lisa>n al-´Arab, Juz I (Cet. III; Beirut: Da>r S}a>d}ir, 1414 H), h. 

428. 

4Ah{mad bin Fa>ris bin Zakatriya>, Mu´jam Maqa>yis al-Lugah, Juz II (t,tp; Da>r al-Fikr, 1979 

H/1399 H), h. 432. Lihat juga, Abu> al-Qa>sim al-H}usai>n bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-
Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’a>n (Damaskus; al-Da>r al-Sya>miyah, 1412 H), h. 363. 
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transportasi ditempatkan sebagai fungsi ekonomi yang menjembatani antara 

produsen dan konsumen. Dalam pengertian umum bahwa transportasi 

merupakan sarana penghubung yang menghubungkan dan mendekatkan 

pihak-pihak yang saling membutuhkan. 

3. Miro mendefenisikan transportasi dengan usaha memindahkan dan 

menggerakkan suatu objek ke tempat yang lain. Tempat yang dituju 

tersebut, merupakan tempat dimana objek tersebut lebih nilai dan 

manafaatnya.5   

Berdasarkan makna etimologis dan terminologisnya, maka transportasi 

dapat diartikan sebagai upaya pemindahan barang atau manusia dari suatu tempat 

ke tempat tujuan dengan tujuan tertentu. Pengertian ini sebagaimana tujuan 

transportasi itu sendiri, yaitu untuk memindahkan barang atau manusia ke tempat 

yang dituju. 

B. Jenis Moda Transportasi 

1. Transpprtasi Darat 

Transportasi darat ialah jenis moda transportasi yang dioperaskan di daratan. 

Jenis transportasi ini merupakan moda transportasi yang paling umum untuk 

digunakan. Hal ini dikarenakan sebagian jenis kendaraan darat tidak terlalu 

membutuhkan prasarana tertentu dalam pengoperasinnya. 

2. Transportasi Udara 

Transportasi udara merupakan moda transportasi yang dioperasikan 

menggunakan rute udara. Transportasi udara merupakan moda transportasi yang 

paling efektif dan efisien apabila sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 

mengoperasikannya memadai.  

3. Transportasi Laut/Air 

 
5Siti Fatimah, Pengantar Transportasi (Cet. I; Ponorogo: Myria Publiser, 2019), h.2-4. 
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Transportasi air merupakan moda trannsortasi yang beroperasi di air. Jenis 

transportasi in membutuhkan air sebagai prasarana dalam pengoperasianya. 

Transportasi air yang berskala besar biasanya membutuhkan pelabuhan atau 

dermaga sebagai prasarana dalam pengeoperasiannya. 

C. Sejarah Perkembngan Transportasi 

Teknologi telah memainkan peran penting dalam sejarah transportasi. 

Manusia dapat melakukan perjalanan lebih jauh, menjelajahi lebih banyak tempat, 

dan memberikan pengaruh pada jarak yang semakin luas karena kemajuan 

teknologi. Durasi perjalanan berkurang sementara kargo yang lebih besar dan lebih 

berat dapat diangkut ketika inovasi dan penemuan-penemuan baru dibidang 

transportasi semakin berkembang Para peneliti di bidang transportasi selalu 

memunculkan ide-ide baru untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. 

Mobilitas global telah meningkat pada periode Pra-Modern yang sebagian besar 

didorong oleh perdagangan internasional. di seluruh Afro-Eurasia yang melakukan 

aktivitas perdagangan dan transportasi tekstil, perak dan emas, rempah-rempah, 

budak, dan komoditas mewah lainnya.6 

Kemajuan teknologi telah berdampak signifikan pada mobilitas manusia dan 

bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan luar sepanjang sejarah 

transportasi. Setiap penemuan baru menciptakan kemungkinan untuk lebih banyak 

perdagangan, perjalanan yang lebih besar, dan ekspansi ekonomi yang lebih cepat. 

Contoh awal inovasi teknis dalam transportasi mencakup barang-barang sederhana 

seperti pelindung kaki, ski, dan sepatu salju. Kompditi ini memungkinkan orang 

bertahan dalam kondisi cuaca buruk dan melakukan perjalanan ke tempat-tempat 

yang sebelumnya tidak dapat diakses. 

 
6Frank Andre, Reorient: Global Economy in Asia, (Barkeley: University of California Press, 

1998), h. 198. 
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Dalam perkembangannya, roda, perahu layar, dan rel kereta api adalah 

contoh kemajuan teknologi yang secara signifikan mengubah efektivitas 

transportasi. Perkembangan roda memungkinkan terciptanya kendaraan yang lebih 

bermanuver, sedangkan perkembangan perahu layar dan rel kereta api 

mempercepat dan meningkatkan transportasi jarak jauh. 

Salah satu kemajuan dan terobosan teknologi terbesar dalam sejarah 

transportasi adalah penerbangan.  Sebagai inovasi yang sangat revolusioner yang 

dapat mengkonesikan benua, pesawat terbang telah merevolusi cara bepergian 

mansuaia dan  memungkinkan berkembangnya perdagangan dan pariwisata global. 

Lebih lanjut, efisiensi transportasi semakin meningkat sebagai akibat dari 

perkembangan teknologi komputer dan sistem informasi. Rute telah dioptimalkan 

dan waktu perjalanan telah dipangkas berkat penggunaan komputer untuk 

menangani jadwal, sistem navigasi, dan rute. 

Dalam perkebangan lainnya, mobil, kendaraan listrik, dan teknologi terkait 

adalah terobosan lainnya. Sementara kendaraan listrik menawarkan transportasi 

yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, semnatara kendaraan otonom (mobil, 

motor, dl) menawarkan manfaat berkendara yang lebih aman dan lebih efisien. 

Para peneliti di bidang transportasi selalu mencari pendekatan baru untuk 

menurunkan biaya dan meningkatkan produktivitas. Fokus utama dalam 

mengembangkan masa depan dengan mobilitas yang lebih baik adalah pada inovasi 

seperti jaringan transportasi pintar, penggunaan sumber energi terbarukan, dan 

pengembangan infrastruktur yang kompleks. 

Dengan kemajuan teknologi yang sedang berlangsung, sejarah transportasi 

terus mendokumentasikan kemajuan yang berdampak signifikan pada keberadaan 

manusia. Selama berabad-abad, kemajuan teknis telah menjadi kekuatan utama di 
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balik kemajuan luar biasa dalam transportasi dari peralatan sederhana hingga 

kendaraan otonom.7 

Dalam sejarahnya, manusia mengangkut barang dengan berjalan kaki 

merupakan peninggalan jejak transportasi paling awal di dunia. Di daerah dengan 

lalu lintas padat, lintasan akan terbentuk secara alami. Kuda, lembu, dan keledai 

digunakan untuk membuat jalan setelah dijinakkan. Jalur dibuka atau dilebar untuk 

memungkinkan lalu lintas hewan (jalan berlubang atau jalan masuk) saat musim 

perdagangan meningkat. Selanjutnya, ditemukan roda yang ditarik dengan tenaga 

kuda ditemukan pertama kali muncul di Timur Dekat Kuno sekitar milenium 

keempat atau kelima SM. Mereka kemudian berkembang ke Eropa, India, dan Cina 

sekitar milenium keempat SM.  

Jejak peradaban ini kemudian menginspirasi pembukaan jalan untuk generasi 

dan peradaban setelahnya, yang terutama dikembangkan oleh bangsa Romawi. 

Bagi orang Romawi untuk membangun dan mempertahankan kerajaan mereka, 

mereka sangat membutuhkan jalan raya yang kuat sebagai mobilisasi ekonimi dan 

militer. 

Ketika revolusi industri terjadi,  pembuatan jalan pertama dilakukan dengan 

memanfaatkan bahan perkerasan jalan yang terbuat dari tanah dan batu. Untuk 

menjamin drainase air yang efisien dari permukaan jalan, jalan raya ini dibangun 

pada ketinggian beberapa kaki lebih tinggi dari sekitarnya. 

Permintaan akan jalan beratap keras muncul dengan diperkenalkannya 

kendaraan bermotor pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seperti mobil 

Ford, untuk mengatasi masalah drift, stagnasi, dan debu baik di lokasi perkotaan 

maupun pedesaan. Batuan dan trotoar kayu pertama kali digunakan di kota-kota 

 
7Robert, Origins of Modern Man: Fate andFortune in the Rising West, (Lanham: Rowman 

& Littlefield, 2007), h. 56-70. 
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barat yang lebih besar, tetapi seiring berjalannya waktu, bahan yang diikat dengan 

tar dan paving beton semakin populer. 

Jalan Radcliffe di Nottingham menjadi jalan beraspal pertama di dunia pada 

tahun 1902, yang merupakan kemajuan signifikan dalam bidang teknologi 

pembangunan jalan. Sejak saat itu, material baru, teknologi mutakhir, dan sistem 

transportasi yang lebih efektif semuanya berkontribusi pada pertumbuhan 

transportasi yang berkelanjutan. Masa depan transportasi dibentuk oleh 

perkembangan teknologi dan kemajuan menuju mobilitas yang lebih aman, lebih 

efisien, dan lebih ramah lingkungan. 

Adapun moda transportasi lainnya, yaitu kereta api, memiliki sejarah hampir 

500 tahun yang mencakup sistem yang menggunakan tenaga manusia atau kuda 

dan rel kayu (atau terkadang batu). Biasanya, roda bergelang yang berjalan di atas 

rel digunakan untuk mengangkut batu bara dari tambang ke sungai sehingga dapat 

diangkut lebih jauh dengan perahu. Pada 1760-an, pelat besi tuang pertama kali 

digunakan sebagai rel. 

Pada periode berikutnya, Richard Trevithick, seorang insinyur Cornish yang 

menampilkan desain keretanya di Merthyr Tydfil tahun 1802, sebuah komunitas 

pertambangan Welsh. Tahun 1807, kereta Api Swansea dan Mumbles yang 

menggunakan kereta pos di jalur trem yang sudah ada sebelumnya merupakan 

peluncuran kereta api umum pengangkut penumpang pertama.  

Trevithick telah mengalami try and error dalam penelitiannya sebelum 

benar-benar menemukan mesin kereta api pertama. Lokomotif bertenaga uap 

"puffing devil" memiliki salah satu demonstrasi sukses paling awal pada tahun 

1802; namun demikian, kecelakaan di Greenwich pada tahun 1803—ketika salah 
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satu mesin Trevithick meledak, menewaskan empat orang—hampir mengakhiri 

lokomotif ini.8 

Pada tahun 1820-an, Inggris memperkenalkan sistem transportasi rel canggih 

pertama. Kemdian, pada tahun 1812, Matthew Murray memperkenalkan  mesin 

uap dengan lokomotif pertama dengan dua silinder, Salamanca. Dalam 

perkembannya, 16 lokomotif eksperimental dilaporkan telah dibangun oleh George 

Stephenson, yang kemudian diakui sebagai bapak perkeretaapian, antara tahun 

1814 dan 1826. Selanjutnya, kereta api terakhir yang ia perkenalkan, Killingworth 

Billy, beroperasi hingga tahun 1881.  

Stephenson kemudian membangun jalur kereta api antar kota pertama antara 

Liverpool dan Manchester pada tahun 1830. Metode ini, yang memanfaatkan 

lokomotif uap, adalah contoh pertama transportasi jalan otomatis yang bisa 

diterapkan dan itu mendominasi industri selama seratus tahun berikutnya. Kereta 

api Stockton dan Darlington, yang diresmikan pada tahun 1825, adalah yang 

pertama dibangun di Britania Raya. Kereta api ini terutama digunakan untuk 

mengangkut mineral, dan dijalankan dengan mesin uap yang dibuat oleh George 

Stephenson. Kereta api pertama adalah Kereta Api Liverpool dan Manchester, 

yang memulai debutnya pada tahun 1830. 

Rudolf Diesel menemukan lokomotif kereta api jenis baru yang 

menggunakan mesin pembakaran untuk menggerakkan kereta api. Ia 

memperkenalkan pendekatan ini pada tahun 1892, dan tak lama setelah itu, dia 

mulai menyelidiki apakah mesin semacam ini benar-benar beroperasi. Rudolf 

Diesel bekerja untuk menyalakan kembali mesin diesel dan berupaya 

meningkatkan rasio tenaga terhadap berat dari akhir abad ke-19 hingga awal abad 

 
8Craig Locakard, ‘’The Sea Common to All’: Maritime Fronters, Port Cities, and Chinese 

Traders in the Southeast Asian Age of Commerce, ca. 1400-1750.’’ World History Journal, no. 2 

(Juni 2010), h. 219 
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ke-20 di Sulzer, sebuah perusahaan teknik Swiss. Setelah Perang Dunia Kedua, 

mesin uap akhirnya mengalami kemunduran dan mengalami penurunan konsumen 

di negara-negara industri. 

Pada tingkat sistem terbesar, ada 120 bisnis saingan yang beroperasi di jalur 

sepanjang 20.000 mil (32.000 km) pada tahun 1914 yang merupakan bisnis 

pemerintah Inggris Britrhis Rail. British Rail, sistem rel nasional Inggris Raya 

yang lama, berganti nama menjadi British Railways setelah Undang-Undang 

Transportasi tahun 1947, yang menetapkan kepemilikan publik atas rel kereta api.9 

Adapun sejarah transportasi laut, telah ada sejak zaman batu, perahu 

sederhana diciptakan untuk menangkap ikan baik di sungai pantai maupun lepas 

pantai. Kemudian perahu diinovasikan menjadi kapal yang bentuknya lebih besar. 

Diduga kuat bahwa manusia membutuhkan kapal yang memadai untuk perjalanan 

laut yang panjang untuk mencapai Australia 40.000–45.000 tahun yang lalu. 

Kapal berubah seiring kemajuan peradaban. Kapal sering menjadi lebih besar 

untuk perdagangan dan konflik peperangan. Sekitar 3000 SM, galai ditemukan di 

Mediterania. Nenek moyang orang Polinesia dari peradaban Lapita melakukan 

perjalanan sejauh 6000 km melintasi lautan terbuka dari Kepulauan Bismarck ke 

timur ke Mikronesia dan selanjutnya ke Hawaii antara 1300 SM dan 900 SM 

menggunakan kapal layar berlambung ganda dengan tali-temali yang canggih. 

Kapal tersebut merupakan kapal layar pengarung samudra, seperti karavan Arab 

pada abad ke-13. 

Dalam perkembangannya, kapal uap paling awal dan kemudian kapal 

bertenaga diesel dibuat selama Revolusi Industri. Kapal selam akhirnya dibuat 

sebagian besar untuk keperluan militer dan kepentingan masyarakat umum. 

 
9’Trek Dalam Waktu 200 Tahun Teknologi Lokomotif’’, Kereta Api-Teknologi.com. 19 

Mei 2015.(Diakses pada tanggal 06 Agustus 2023). 
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Selain itu, kapal digunakan untuk transportasi pantai dan sungai. Saluran 

kanal (sungai) ditemukan pertama kali pada peradaban \ Mesopotamia; 4000 SM. 

Kemduain, peradaban Lembah Indus di Pakistan dan India Utara (2600 SM) 

memiliki sistem irigasi saluran pertama di dunia. Kanal Besar Dinasti Sui abad ke-

7, yang membentang sepanjang 1.794 kilometer (1.115 mil) antara Hangzhou dan 

Beijing, merupakan saluran utama dalam sistem transportasi air China dan 

digunakan untuk irigasi, pengendalian banjir, perpajakan, transportasi komersial 

dan industri dari Dinasti Zhou.10  

Dengan dibangunnya saluran perbatasan dengan kanal, sungai dan laut, 

sejarah menunjukkan bahwa manusia telah melakukan perjalanan melalui air 

sebanyak yang mereka lakukan melalui darat. Selain itu, tidak sedikit orang yang 

mengandalkan pembajakan, perampokan, penyelundupan, dan perdagangan laut 

untuk mencari nafkah. Permukiman pesisir, yang mewakili simbiosis tanah dan air, 

mungkin memiliki lebih banyak karakteristik satu sama lain dibandingkan dengan 

pulau-pulau terdekat. Selama bertahun-tahun, transportasi air adalah yang paling 

murah dan kadang-kadang satu-satunya pilihan untuk pergerakan barang dan 

komiditi dengan jarak jauh. Hal ini juga merupakan pilihan yang paling aman. 

Karena itu, orang Asia Tenggara tertarik untuk melakukan perdagangan jarak jauh. 

Namun, bukan hanya air yang menghubungkan garis pantai; pelaut dan pedagang 

juga memberikan kontribusi yang signifikan. 

Pelabuhan merupakan tempat yang dipandang sebagai pertemuan darat dan 

air yang menghubungkan pedalaman dengan dunia luar, adalah tempat para 

pedagang maritim paling sering berkumpul. Beberapa pelabuhan lebih disukai 

daripada tempat yang lain karena berada di lokasi yang menguntungkan, memiliki 

ruang gudang yang cukup, memiliki saluran air yang dapat dilayari, dan memiliki 

 
10Craig Locakard, ‘’The Sea Common to All: Maritime Fronters, Port Cities, and Chinese 

Traders in the Southeast Asian Age of Commerce, ca. 1400-1750.’’ World History Journal, h. 247. 
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persediaan makanan dan air yang cukup untuk dijadikan "entrepots", atau pusat 

komersial. Namun, dalam konteks ekonomi dan politik yang terus berubah, 

pelabuhan-pelabuhan ini jarang dianggap sebagai tujuan akhir melainkan sebagai 

tempat berkumpul utama. Kota-kota pelabuhan ini, baik yang berada di Asia, 

Eropa, maupun Afrika, terdiri dari berbagai kelompok etnis dan budaya. Banyak 

otoritas memiliki keturunan asing atau kelahiran asing, dan mereka mahir dalam 

memahami banyak budaya dan bahasa para pedagang yang akan beroperasi di 

seluruh dunia.11 

Perdagangan barang dilakukan di darat dan di laut. Pengiriman perahu kecil 

melintasi pantai India, misalnya, tetapi sungai pedalaman mudah diakses dan 

dapat digunakan untuk mengirimkan komoditas ke banyak lokasi di sekitar India, 

terutama di selatan. Namun perjalanan darat tetap dioperasikan, misalnya bagi 

kafilah dengan jumlah sepuluh orang dengan hingga 40.000 hewan beban atau 

hewan penarik melakukan perjalanan darat sekaligus.  

Disebabkan oleh konglomerasi moda transportasi ini digunakan di seluruh 

anak benua, perdagangan laut jarak jauh dialihkan bolak-balik. Sebagian besar kota 

pelabuhan memiliki hubungan dekat dengan rute kafilah yang mengarah kepada 

pusat  pedalaman terdekat, dan kadang-kadang bahkan ke daratan lintas benua 

yang jauh. Hal ini terutama berlaku di Asia Tengah.12 

Adapun penemuan transportasi udara, diduga berasal dari inspirasi manusia 

ketika pertama kali melihat burung, seperti yang digambarkan dalam dongeng 

Daedalus dan Icarus dalam mitologi Yunani dan Vimana dalam mitologi India. 

Diduga kuat saat umat manusia pertama kali burung, menyadari bahwa ia ingin 

 
11Robert, Origins of Modern Man: Fate andFortune in the Rising West, h. 102 

12Robert, Origins of Modern Man: Fate andFortune in the Rising West, h. 105.s 
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bisa terbang. Kemudian, perangkat terbang buatan manusia yang paling pertama 

diketahui adalah layang-layang, yang diyakini berasal dari Cina sekitar 200 SM.  

Pada proses perkembangannya, penelitian awal sebagian besar 

terkonsentrasi pada peniruan burung, tetapi melalui  try and error, balon, kapal 

udara, pesawat layang, dan kemudian pesawat terbang bertenaga dan bentuk 

perangkat terbang lainnya dikembangkan. 

Ketika para peneliti mulai menyelidiki atmosfer Bumi pada abad ke-17 dan 

ke-18, mereka menemukan zat seperti hidrogen, yang kemudian menginspirasi 

pengembangan balon hidrogen. Aerodinamika modern didasarkan pada sejumlah 

ide mekanis yang dikembangkan oleh fisikawan sekitar periode waktu yang sama, 

termasuk dinamika fluida dan persamaan gerak Newton. Balon udara panas yang 

ditambatkan ke tanah banyak digunakan dalam berbagai konflik abad pertengahan 

sepanjang paruh pertama abad ke-19, terutama Perang Saudara Amerika, ketika 

mereka melakukan pengawasan selama Pengepungan Petersburg.13 

Akhirnya, penerbangan manusia paling awal yang dapat dikonfirmasi dengan 

jelas terjadi di Paris pada tahun 1783 ketika Jean-François Pilâtre de Rozier dan 

François Laurent d'Arlandes menempuh jarak 5 mil (8,0 km) dengan balon udara 

yang dikembangkan oleh Montgolfier bersaudara. Meskipun ada beberapa 

referensi sporadis dalam catatan kuno dan abad pertengahan, namun fakta tersebut 

bertumpu pada bukti yang lemah dan membutuhkan interpretasi. Pada tanggal 17 

Desember 1903, Wright bersaudara berhasil menyelesaikan penerbangan 

bertenaga pertama yang berkelanjutan di atas udara yang lebih berat dengan 

Wright Flyer yang disebut sangat inovatif. 

Percepatan yang signifikan dalam tingkat penelitian dan pembuatan pesawat 

terjadi selama Perang Dunia II. Pengembangan dan pembuatan pesawat terbang 

 
13Tom Crouc,Wings: A History of Aviation from Kites to the Space Age (New York: WW 

Norton & Co, 2004), h. 73 
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dan sistem pengiriman senjata berbasis penerbangan, seperti pengebom jarak jauh 

pertama, meningkat di semua negara pihak yang bertikai. 

Penerbangan komersial berkembang setelah perang, sebagian besar 

menggunakan pesawat pensiunan militer untuk mengangkut penumpang dan 

barang. Ketersediaan badan pesawat seperti pesawat pengebom berat , lancaster, 

yang dapat diubah menjadi pesawat komersial mempercepat peningkatan ini. 

Pesawat militer subsonik pada awal abad 21 berkonsentrasi untuk 

menyingkirkan peran pilot untuk kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh atau 

sepenuhnya otonom. Kendaraan udara tak berawak, atau UAV, telah dibuat dalam 

jumlah besar. Pada akhirnya, Drone Global Hawk melakukan penerbangan tanpa 

henti buatan Edwards AFB dari Amerika Serikat ke Australia pada April 2001. 

Dibutuhkan 23 jam 23 menit untuk mencapai titik tujuan di Australia, 

menjadikannya perjalanan point-to-point terpanjang yang pernah diselesaikan 

drone. Selanjutnya, penerbangan trans-atlantik otonom pertama dengan pesawat 

model yang dikendalikan komputer terjadi pada Oktober 2003.  

Selanjutnya, ketika terbitnya penelitian Konstantin Tsiolkovsky, ada 

potensi yang realistis tentang perambahan luar angkasa. Namun karena 

Tsiolkovsky penelitiannya menulisnya dalam bahasa Rusia, penelitiannya tidak 

secara konsisten direalisasikan di luar Rusia. Akhirnya, penemuan penerbangan 

luar angkasa dikembangkan oleh publikasi penelitian Robert H. Goddard tahun 

1919. Ia menulis penelitiannya dengan judul "Robert H. Goddard#: A Method of 

Reaching Extreme Altitudes," tentang penerapan nosel de laval ke propelan roket 

memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke planet lain. Selanjutnya, Hermann 

Oberth dan Wernher Von Braun, yang sangat terpengaruh oleh penelitian ini,  

melakukan pengembangan yang kemudian menjadi titik tolak perjalanan ke luar 

angkasa. 
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Akhirnya penerbangan luar angkasa benar-benar terealisasi, misi Vostok 1, 

bagian dari program luar angkasa Soviet, melakukan penerbangan luar angkasa 

manusia pertama pada tahun 1961. Sergei Korolev dan Kerim Kerimov berperan 

sebagai perencana utama misi tersebut, dengan Yuri Gagarin berperan sebagai 

astronot pertama. Di susul Alan Shepard, mengendarai pesawat luar angkasa 

Freedom 7, menjadi astronot Merkurius suborbital AS pertama pada 5 Mei 1961. 

Perjalanan Shepard adalah penerbangan luar angkasa manusia pertama yang 

dianggap selesai menurut definisi FAI. Tidak seperti Gagarin, dia secara fisik 

mengendalikan pesawat di ruang angkasa dan mendarat bersama pesawat dengan 

posisi ketika ia di dalamnya. Kemudian, pada tahun 1967, Kerimov meluncurkan 

dermaga luar angkasa pertama (Kosmos 186 dan Kosmos 188), dan dari tahun 1971 

hingga 1991, ia meluncurkan stasiun luar angkasa pertama (seri Salyut dan Mir). 

Dengan program Apollo, yang membawa misi luar angkasa pertama ke Bulan yang 

dianggap  selesai.14 

D. Fungsi dan Manfaat Transportasi 

1. Funsgsi Transportasi 

Fungsi transportasi ialah sebagai berikut. 

a. Transportasi Merupakan Derived Demand dan Menciptakan Guna Tempat  dan 

Guna Waktu 

Disebabkan oleh beberapa sektor membutuhkan jasa transportasi untuk 

memindahkan orang (pedagang, guru, karyawan, pegawai, petani, pelajar, 

wisatwan, dll.) dan barang (bahan baku dan produk) dari tempat asal ke tempat 

tujuan, maka transportasi merupakan sektor tersier, atau sektor yang memberikan 

jasa kepada sektor lain (pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, 

pendidikan, kesehatan, pariwisata, dll). Dapat dikatakan bahwa penyediaan jasa 

 
14Giles Sparrow, Spaceflight (New York: t.p 2019), h.109 



35 
 

transportasi berasal dari permintaan sektor lain. permintaan jasa transportasi 

tersebut kemudian disebut sebagai derived demand. 

Memindahkan atau mengangkut kargo (yaitu orang dan barang) dari satu 

lokasi ke lokasi lain, yaitu dari titik asal ke titik tujuan, adalah tujuan transportasi. 

Oleh sebab itu, jasa transportasi menawarkan lebih banyak keuntungan atau 

kegunaan.15 

b. Transportasi Berfungsi Sebagai Penunjang Dan Pendorong 

Permintaan jasa transportasi merupakan permintaan turunan, yaitu 

dihasilkan dari kebutuhan jasa transportasi dari sektor lain, sebagaimana telah 

disebutkan pada bagian sebelumnya. Fungsi transportasi diciptakan sebagai 

fasilitas atau sektor pendukung dari gagasan permintaan yang dihasilkan. 

Transportasi berfungsi sebagai sektor pendukung yang mendukung pertumbuhan 

industri lain dan memenuhi kebutuhan akan jasa transportasi di industri lain yang 

sering disebut dengan sektor jasa. 

Kebutuhan akan jasa transportasi, seperti yang telah disebut sebelumnya, 

merupakan turunan dari penyediaan jasa transportasi untuk penyelenggaraan 

sektor lain, adalah pengertian transportasi sebagai sektor pelayanan. Layanan yang 

efektif dan efisien ditunjukkan oleh berbagai keuntungan atau dampak baik yang 

terlihat oleh masyarakat yang mereka layani. Transportasi berfungsi sebagai sektor 

penggerak selain sebagai sektor jasa, dan dirancang untuk menawarkan sarana 

transportasi (infrastruktur dan fasilitas) ke lokasi yang belum berkembang, 

perbatasan, jauh, dan terisolasi. Dengan menghubungkan layanan transportasi dari 

fasilitas layanan terdekat ke daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal serta 

perbatasan, interaksi antara keduanya semakin intensif dan padat. Hal ini 

berdampak positif terhadap produksi dan produktivitas pada sektor-sektor 

 
15Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 

2013), h. 8 



36 
 

potensialnya, peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, serta 

diperkirakan akan mengurangi tingkat disparitas permintaan antara daerah maju 

dan daerah kurang berkembang. Dalam artian, transportasi berfungsi sebagai 

sektor pendukung yang mendukung pertumbuhan industri lain dan memenuhi 

kebutuhan akan jasa transportasi di industri lain. 

Sebagai suatu hal yang mampu membuat profil (wajah) suatu wilayah atau 

wilayah menjadi lebih homogen (homogen), lebih maju, dan tidak merata, 

transportasi memegang peranan penting dalam strategi nasional. Transportasi 

lebih menekankan pada "efek" yang dihasilkan dari penyediaan layanan 

transportasi daripada "penyebab", meskipun layanan ini dibuat untuk mencapai 

berbagai "tujuan".16 

2. Manfaat Transportasi 

Dalam hal kegunaanya, transportasi dapat menciptakan guna tempat (place 

unility) dan guna waktu (time unility), yang memindahkan barang dan manusia 

ketempat yang berbeda sehingga kegunaannya lebih besar, demikian pula 

menyangkut muatan dalam waktu yang lebih besar, demikian pula manfaat dan 

kemanfaatan (benafit) dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. 

a. Manfaat Ekonomi 

Pasar  dapat berkembang berkat transportasi yang efisien dan didukung 

dengan adanya infrastruktur yang sesuai. Pasar yang besar untuk penjualan barang 

akan membawa lebih banyak produk yang dapat dipromosikan, yang berdampak 

pada peningkatan pendapatan produsen.17 

b. Manfaat Politik 

 
16Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, h. 20 

17Sakti Adji Adisasmita, Perencenaan Infrastruktur Transportasi Wilayah, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2012), h. 5. 
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1) Secara efektif mendukung administrasi dan manajemen pemerintahan, 

misalnya dengan adanya transportasi yang efektif dapat memastikan bahwa 

undang-undang nasional diterapkan sesuai dengan peraturan dan undang-

undang yang berlaku 

2) Mewujudkan keamanan dan pertahanan nasional yang stabil terhadap bahaya 

yang datang dari luar negeri atau dalam negeri.18 

c. Manfaat Sosial 

1) Dimungkinkan untuk membawa bantuan logistik kepada masyarakat di 

tempat-tempat yang terkena dampak bencana alam dengan efektif dan 

lancar. 

2) Transportasi dapat membantu membantu perkembangan ilmu pengetahuan. 

Misalnya dengan, mengirimkan buku-buku dan informasi dari negara-negara 

maju ke negara-negara berkembang yang benar-benar membutuhkannya 

akan dapat memperluas transfer pengetahuan, memungkinkan negara-negara 

berkembang dengan cepat dan mudah mengikuti kemajuan dan inovasi 

negara-negara maju. Diharapkan negara-negara berkembang dapat mengejar 

ketertinggalan dari negara-negara maju, artinya kesenjangan dengan negara-

negara maju dapat dipersempit, dengan menyerap dan menerapkan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi dari negara-negara maju. Hal ini akan 

memungkinkan negara-negara berkembang untuk berkembang dan mencapai 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan keberhasilan 

pembangunan lebih cepat.19 

Keberhasilan upaya pembangunan di berbagai sektor dan di berbagai 

wilayah/daerah dapat digambarkan dari uraian di atas, yang menunjukkan 

 
18Sakti Adji Adisasmita, Perencenaan Infrastruktur Transportasi Wilayah, h. 5-6. 

19Sakti Adji Adisasmita, Perencenaan Infrastruktur Transportasi Wilayah, , h. 7 
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pentingnya transportasi yang sangat strategis. Dapat dikatakan bahwa transportasi 

berperan lintas sektoral dan lintas wilayah. Olehnya itu, keberhasilan 

pembangunan sangat dipengaruhi dan ditentukan secara tidak langsung oleh sektor 

transportasi sebagai sektor penunjang. 
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BAB III 

ANALISIS TEMATIK TENTANG TRANSPORTASI DALAM 

AL-QUR’AN 

A. Analisis terhadap Term Rakiba dalam al-Qur’an 

Term yang paling mendekati makna transportasi dalam al-Qur’an ialah 

rakiba. Kata ini berarti menempatkan sesuatu ke tempat yang lebih tinggi.1 Dalam 

konteks penggunaannya dalam al-Qur’an, kata ini banyak digunakan utnuk 

menunjuk makna transportasi. Kata rakiba digunakan orang-orang Arab yang 

hendek bepergian ke tempat yang jauh menggunakan alat transportasi berupa 

hewan (kuda, keledai, unta dan bagal) menunggangi dengan naik di atas 

punggungnya. Begitupun dengan angkutan barang. Barang-barang yang hendak 

dibawa, diangakat ke atas hewan tersebut.2 

Kata ini terulang sebanyak 15 kali dengan berbagai derivasinya.3 15 ayat 

tersebut ialah sebagai berikut. 

1. QS al-Kahfi/18: 71 

قَاۗ 
َ
ىۗۗفَانْطَل فِيْنَةِۗۗۗفِىۗۗرَكِبَاۗۗاِذَاۗۗحَت ّٰٓ ۗۗۗخَرَقَهَاۗ ۗۗالسَّ

َ
خَرَقْتَهَاۗۗقَال
َ
هَاۗ ۗۗلِتُغْرِقَۗۗۗا

َ
هْل
َ
قَدْۗۗۗا

َ
اۗۗۗجِئْتَۗۗۗل ٔـً ۗۗشَيْ

ۗۗاِمْرًا
Terjemahnya: 

Kemudian, berjalanlah keduanya, hingga ketika menaiki perahu, dia 

melubanginya. Dia (Musa a.s.) berkata, “Apakah engkau melubanginya untuk 

menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat suatu 

kesalahan yang besar.”.4 

2. QS al-´Ankabu>t/29: 65  

 
1Jama>l al-Di>n Ibnu Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz I (Cet. III; Beirut: Da>r S}a>d}ir, 1414 H), h. 

428. 

2Ah{mad bin Fa>ris bin Zakariya>, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz II (t,tp; Da>r al-Fikr, 1979 

H/1399 H), h. 432. Lihat juga, Abu> al-Qa>sim al-H}usai>n bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-
Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’a>n (Damaskus; al-Da>r al-Sya>miyah, 1412 H), h. 363. 

3Muh}ammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi>, al-Mu’jam al-Mufahharas li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m  
(Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyah, 1364 H), h. 324. 

4Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 301. 
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كِۗۗۗفِىۗرَكِبُوْاۗۗفَاِذَا
ْ
فُل
ْ
لِصِيْنَۗۗالٰلَّۗۗۗدَعَوُاۗال هُۗۗمُخْ

َ
يْنَۗۗل مَّاۗەۗ ۗۗالد ِ

َ
ىهُمْۗۗفَل جٰ

َ
ىۗن

َ
بَر ِۗۗۗاِل

ْ
وْنَۗ ۗهُمْۗۗاِذَاۗال

ُ
ۗۗيشُْركِ

Terjemahnya: 

Apabila naik ke dalam bahtera, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa 

pengabdian (ikhlas) kepada-Nya. Akan tetapi, ketika Dia (Allah) 

menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) 

mempersekutukan (Allah).5  

3. QS al-Insyiqa>q/84: 19 

بُنَّۗ
َ
تَركْ

َ
ۗ ۗعَنْۗۗطَبَقًاۗۗل  ۗۗطَبَق 

Terjemahnya: 

Sungguh, kamu benar-benar akan menjalani tingkat demi tingkat (dalam 

kehidupan).6 

4. QS Qa>fir/40: 79  

لٰلُّۗ
َ
ذِيْۗۗا

َّ
ۗۗال

َ
مُۗۗجَعَل

ُ
ك
َ
نْعَامَۗۗل

َ
ا
ْ
بُوْاۗال

َ
وْنَۗ ۗوَمِنْهَاۗمِنْهَاۗۗلِتَركْ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ۗۗتَأ

Terjemahnya: 

Allahlah yang menjadikan hewan ternak untukmu. Sebagian untuk kamu 

kendarai dan sebagian lagi untuk kamu makan.7 

5. QS al-Zukhru>f/43: 12  

ذِيْۗ
َّ
قَۗۗوَال

َ
زْوَاجَۗۗخَل

َ
ا
ْ
هَاۗال

َّ
ل
ُ
ۗۗك

َ
مْۗۗوَجَعَل

ُ
ك
َ
نَۗۗل كِۗۗم ِ

ْ
فُل
ْ
نْعَۗۗال

َ
ا
ْ
بُوْنَۗ ۗۗمَاۗامِۗوَال

َ
ۗۗۗتَركْ

Terjemahnya: 

 (Dialah) yang menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan dan 

menjadikan kapal laut untukmu serta hewan ternak untuk kamu tunggangi.8 

6. QS al-Nah{l/16: 8 

ۗ
َ
يْل خَ

ْ
ال ۗۗوَّ

َ
بِغَال

ْ
حَمِيْرَۗۗوَال

ْ
بُوْهَاۗۗوَال

َ
قُۗۗوَزِيْنَةًۗ ۗلِتَركْ

ُ
ل اۗۗمَاۗوَيَخْ

َ
مُوْنَۗۗل

َ
ۗتَعْل

Terjemahnya: 

(Dia telah menciptakan) kuda, bagal,) dan keledai untuk kamu tunggangi dan 

(menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.9 

 
5Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 404. 

6Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 589. 

7Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 476. 

8Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 490. 

9Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 268. 
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7. QS Ya>si>n/36: 42  

قْنَا
َ
هُمْۗۗوَخَل

َ
نْۗۗل ثْلِهۗ ۗم ِ ۗۗۗمَاۗم ِ

َ
ۗۗۗبُوْنَۗيَركْ

Terjemahnya: 

 (Begitu juga) Kami menciptakan untuk mereka dari jenis itu angkutan (lain) 

yang mereka kendarai.10 

8. QS Hu>d/11: 41  

ۗ
َ
بُوْاۗوَقَال

َ
ىهَاۗمَجرْ ٰ۪ىهَاۗالٰلِّۗۗبِسْمِۗۗفِيْهَاۗارْك يْۗۗاِنَّۗۗۗ وَمُرْس  ِ

غَفُوْرۗ ۗرَب 
َ
حِيْمۗ ۗل ۗۗۗرَّ

Terjemahnya: 

Dia (Nuh) berkata, “Naiklah kamu semua ke dalamnya (bahtera) dengan 

(menyebut) nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya! Sesungguhnya 

Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”11 

9. QS Hu>d/11: 42  

رِيْۗۗۗوَهِيَۗ جْ
َ
ۗۗۗفِيْۗۗۗبِهِمْۗۗۗت بَاۗۗمَوجْ  جِ

ْ
ال

َ
ىۗۗۗلِۗ ك ۗنُوحُْۗۗۗوَنَاد 

 
انَۗۗۗابْنَهۗ ۗ

َ
ۗۗۗفِيْۗۗۗوَك بْۗۗۗيٰبُنَيَّۗۗۗمَعْزِل 

َ
عَنَاۗۗارْك اۗۗۗمَّ

َ
ۗۗوَل

نْۗ
ُ
عَۗۗتَك فِرِيْنَۗۗمَّ

 
ك
ْ
ۗۗۗال

Terjemahnya: 

Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-

gunung. Nuh memanggil anaknya, sedang dia (anak itu) berada di tempat (yang 

jauh) terpencil, “Wahai anakku, naiklah (ke bahtera) bersama kami dan 

janganlah engkau bersama orang-orang kafir.”12 

10. QS al-Infit}a>r/82: 8  

ۗۗفِيْ ۗ ِ
ي 
َ
اۗصُوْرَةۗ ۗا بَكَۗ ۗشَاۤءَۗۗمَّ

َّ
ۗۗۗرَك

Terjemahnya: 

Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun (tubuh)-mu.13 

11. QS al-An’a>m/6: 99  

ذِيْۗ ۗۗوَهُوَۗ
َّ
ۗۗۗال

َ
نْزَل

َ
مَاءِۤۗۗۗمِنَۗۗۗا خْرَجْنَاۗۗۗمَاۤءًۗ ۗۗالسَّ

َ
ۗۗۗنَبَاتَۗۗۗبِهۗ ۗۗفَا ِ

 
ل
ُ
خْرَجْنَاۗۗۗشَيْءۗ ۗۗك

َ
خرْجُِۗۗۗخَضِرًاۗۗمِنْهُۗۗۗفَا

ُّ
ۗۗن

اۗۗمِنْهُۗ تَرَاكِبًاۗ ۗحَبًّ عِهَاۗمِنْۗۗالنَّخْلِۗۗوَمِنَۗۗمُّ
ْ
ۗۗطَل جَۗۗدَانِيَةۗ ۗقِنْوَان  ۗنٰۗوَّ نْۗۗت  ۗۗم ِ عْنَاب 

َ
يْتُوْنَۗۗا الزَّ ۗۗوَّ

 
10Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 443. 

11Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 226. 

12Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 226. 

13Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 587. 



42 
 

انَۗ مَّ غَيْرَۗۗمُشْتَبِهًاۗوَالرُّ اۗمُتَشَابِه ۗ ۗوَّ نْظُرُوْ 
ُ
ىۗا

 
اۗثَمَرِه  ۗۗاِل ثْمَرَۗۗاِذَٓ

َ
مْۗۗفِيْۗۗاِنَّۗۗۗ وَيَنْعِهۗ ۗا

ُ
لِك ۗۗذ  ت  ي 

 
ا
َ
قَوْمۗ ۗل ِ

 
ۗۗل

ؤْمِنُوْنَۗ ۗۗۗيُّ
Terjemahnya: 

Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami menumbuhkan 

segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami mengeluarkan tanaman yang 

menghijau. Darinya Kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari 

mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami 

menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami menumbuhkan pula) zaitun dan 

delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu 

berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.14 

12. QS. al-Baqarah/2: 239  

اۗخِفْتُمْۗۗفَاِنْۗ
ً
وْۗۗفَرِجَال

َ
بَانًاۗۗا

ْ
مِنْتُمْۗۗفَاِذَا ۗۗ رُك

َ
رُواۗا

ُ
مَاۗالٰلَّۗۗفَاذكْ

َ
مْۗۗك

ُ
مَك

َّ
اۗعَل مْۗۗمَّ

َ
وْنُوْاۗۗل

ُ
مُوْنَۗۗتَك

َ
ۗۗتَعْل

Terjemahnya: 

Jika kamu berada dalam keadaan takut, salatlah dengan berjalan kaki atau 

berkendaraan. Lalu, apabila kamu telah aman, ingatlah Allah (salatlah) 

sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.15 

13. QS. al-Anfa>l/8: 42  

نْتُمْۗۗاِذْۗ
َ
عُدْوَةِۗۗا

ْ
نْيَاۗبِال عُدْوَةِۗۗوَهُمْۗۗالدُّ

ْ
ىۗبِال قُصْو 

ْ
بُۗۗال

ْ
ۗۗوَالرَّك

َ
سْفَل

َ
ۗۗا

ُ
وْۗۗمْۗ مِنْك

َ
مْۗۗوَل ۗۗتَوَاعَدْتُّ

فْتُمْۗ
َ
اخْتَل

َ
دِۗ ۗۗفِىۗل مِيْع 

ْ
كِنْۗۗال

 
يَقْضِيَۗۗوَل ِ

 
مْرًاۗالٰلُّۗۗل

َ
انَۗۗا

َ
اۗك

ً
يَهْلِكَۗۗەۗ ۗمَفْعُوْل ِ

 
كَۗۗمَنْۗۗل

َ
نَةۗ ۗعَنْْۢۗهَل ِ

ۗۗبَي 
ى ي  يَحْ نَة ۗ ۗۗعَنْْۢۗحَيَّۗۗمَنْۗۗوَّ ِ

سَمِيْعۗ ۗالٰلَّۗۗوَاِنَّۗۗبَي 
َ
ۗۗۗعَلِيْم ۗ ۗل

Terjemahnya:  

(Yaitu,) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat (kota Madinah) dan 

mereka berada di pinggir lembah yang jauh (dari kota Madinah), sedangkan 

kafilah itu berada lebih rendah daripada kamu (menelusuri pantai). Seandainya 

kamu mengadakan perjanjian (untuk menentukan hari pertempuran), niscaya 

kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu, tetapi 

(pertempuran itu terjadi) supaya Allah melaksanakan suatu urusan yang harus 

terjadi, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata dan 

agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata (pula). Sesungguhnya 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.16  

14. QS al-H{aysr/59: 6  

 
14Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 140. 

15Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 39. 

16Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 182. 
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فَاۤءَۗۗوَمَا 
َ
ىۗالٰلُّۗۗا

 
وْجَفْتُمْۗۗفَمَا ۗمِنْهُمْۗۗرَسُوْلهِۗ ۗعَل

َ
يْهِۗۗا

َ
ۗۗمِنْۗۗعَل اۗخَيْل 

َ
ل ۗۗوَّ اب 

َ
كِنَّۗۗرِك

 
ل طُۗۗالٰلَّۗۗوَّ ِ

 
ۗۗيُسَل

هۗ 
َ
ىۗرُسُل

 
ىۗوَالٰلُّۗۗيَّشَاۤءُۗ ۗمَنْۗۗعَل

 
ۗۗعَل ِ

 
ل
ُ
ۗۗۗقَدِيْرۗ ۗشَيْءۗ ۗۗك

Terjemahnya:  

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah 

kepada Rasul-Nya dari mereka tidak (perlu) kamu memacu kuda atau unta 

(untuk mendapatkannya). Akan tetapi, Allah memberikan kekuasaan kepada 

rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu.17 

15. QS Ya>si>n/36: 72  

هَا ن 
ْ
ل
َّ
هُمْۗۗوَذَل

َ
وْبُهُمْۗۗفَمِنْهَاۗل

ُ
وْنَۗۗوَمِنْهَاۗرَك

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ۗۗۗيَأ

Terjemahnya: 

Kami menjadikannya (hewan-hewan itu) tunduk kepada mereka. Sebagian di 

antaranya menjadi tunggangan mereka dan sebagian (lagi) mereka makan.18 

Dari 15 ayat yang al-Qur’an yang menggunakan term rakiba dalam al-

Qur’an, 11 di antaranya merupakan ayat-ayat makkiyyah19, yaitu QS al-Kahfi/18: 

 
17Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 378. 

18Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 445. 

19Pengertian makkiyyah dan madaniyah oleh ulama ditinjau atas tiga, yaitu dari maka>n al-
nuzu>l (tempat turun), zama>n al-nuzu>l (waktu turun), dan makhatab (yang ditujukan pembicaraan 

atau sasaran pembicaraan 1) . Jika ditinjau dari segi tempat turunnya, maka makkiyyah ialah wahyu 

(al-Qur’an) yang turun di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah dan Hudaibiah. Sedangkan 

madaniyah ialah yang turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Badr, Uhud, dan Quba; 2) Jika 

ditinjau dari segi waktu turunnya, makkiyyah ialah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun tidak 

ditutnkan di Mekah. Sedangkan madaniyah iaah yang diturunkan di setelah hijrah meskipun 

diturunkan di Mekah. Pendapat ini ialah pendapat yang paling masyhur; dan 3) Jika ditinjau dari 

segi sasarannya, maka makkiyyah ialah yang seruannya ditujukan kepada penduduk Makkah dan 

Madaniyah adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk Madinah.Lihat, Muh}ammad Bakr 

Isma’i>l, Dira>sa>t fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Cet. II; t.tp: Da>r al-Mana>r, 1999 M/ 1419 H), h. 44. Lihat juga, 

Manna’ Khali>l al-Qat}t}a>n, Maba>h}i>s\ fi> ´Ulu>m al-Qur’a>n (Cet. III; t.tp: Maktabah al-Ma’a>rif, 2000 

M/1421 H), h. 61. Lihat juga, Muh}ammad ´Abd al-‘Az}i>m al-Zarqa>ni>, Mana>hil al-´Irfa>n fi> ´Ulu>m al-
Qur’a>n, Juz I (Cet. III; t.tp: Mat}ba’ah ´Isa>, t.th), h. 194.  Lihat juga, Abu> ´Abdilla>h Badr al-Di>n 

Muh}ammad bin ́ Abdilla>h bin Baha>dir al-Zarkasyi>, al-Burha>n fi> ´Ulu>m al-Qur’a>n, Juz I (Cet. I; t.tp: 

Da>r Ih}ya>’ al-Kutub al-´Arabiyah, 1957 M/ 1376 H), h. 187. 
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7120, QS al-Insyiqa>q/84: 19,21 QS Qa>fir/40: 79,22 QS al-Zukhru>f/43: 12,23 QS al-

Nah{l/16: 8,24 QS Ya>si>n/36: 42,25QS Hu>d/11: 4126, QS Hu>d/11: 4227, QS al-

Infit}a>r/82: 8,28 QS al-An’a>m/6: 9929 dan QS Ya>si>n/36: 72.30 Sedangkan ayat-ayat 

madaniyyah31 terdapat 3 ayat, antara lain QS. al-Baqarah/2: 23932, QS. al-Anfa>l/8: 

4233 dan QS al-Haysr/59: 6 34. Adapun 1 ayat lainya, QS al-´Ankabu>t/29: 6535, 

diperselisihkan statusnya. 

 
20M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian, Vol. 8 (Cet. V; Jakarta: 

Lentera Hati, 2005), h. 3. 

21Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqidah al-Syari’ah wa al-Minhaj, 
Juz XXX (Cet. II; Damaskus: Da>r al-Fikr al-Ma’a>s}ir, 1418 H), h. 136 

22Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ‘Abdulla>h al-Syauka>ni>, Fath} al-Qadi>r, Juz IV 

(Cet. I; Damaskus: Da>r Ibnu Kas\i>r, 1411 H), h. 550. 

23Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqidah al-Syari’ah wa al-Minhaj, 
Juz XXV, h. 112. 

24Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ‘Abdulla>h al-Syauka>ni>, Fath} al-Qadi>r, Juz III, h. 

176. 

25Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqidah al-Syari’ah wa al-Minhaj, 
Juz XXII, h. 288. 

26Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ‘Abdulla>h al-Syauka>ni>, Fath} al-Qadi>r, Juz II, h. 

544.  

27Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ‘Abdulla>h al-Syauka>ni>, Fath} al-Qadi>r, Juz II, h. 

544. 

28Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqidah al-Syari’ah wa al-Minhaj, 
Juz XXX, h. 95 

29Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ‘Abdulla>h al-Syauka>ni>, Fath} al-Qadi>r, Juz II, h. 

111. 

30Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqidah al-Syari’ah wa al-Minhaj, 
Juz XXII, h. 288. 

31Lihat catatan kaki nomor 19. 

32M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian, Vol. 1, h. 83. Lihat 

juga,  Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad Syams al-Di>d al-Qurt|u>bi>, al-Ja>mi’ al-Ah}ka>m, Juz I 

(Cet. II; Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyah, 1964 M/ 1384 H), h. 152. 

33Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ‘Abdulla>h al-Syauka>ni>, Fath} al-Qadi>r, Juz II, h. 

323. 

34Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqidah al-Syari’ah wa al-Minhaj, 
Juz XXVIII, h. 63. 

35M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian, Vol. 10, h. 433-434. 
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Tabel: Status Makkiyah dan Madaniyyah Ayat-Ayat dengan Term rakiba 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa sebagian besar ayat-ayat 

dengan term rakiba dalam al-Qur’an merupakan ayat-ayat makkiyah. Ayat-ayat 

yang berstaus makkiyah sebagian besar membicarakan tentang kisah para nabi dan 

rasul terdahulu, seperti kisah Nabi Musa a.s. as dan Nabi Khidir a.s. as ketika 

melobangi perahu (QS al-Kahfi/18: 71) atau kisah-kisah tentang pembuatan kapal 

dan pelayaran yang dilakukan oleh Nabi Nuh as ketika terjadi banjir besar. 

Hal ini menunujukkan kesesuaian dengan teori tentang makkiyah dan 

madaniyyah yang dirumuskan oleh ulama-ulama Ilmu al-Qur’an. Karakteristik 

ayat-ayat makkiyah yang dirumuskan tersebut seperti peletakan dasar-dasar umum 

dan perundanga-undangan, kisah-kisah Nabi terdahulu serta ayat-ayat kauniyah 
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untuk mengesankan dan menegaskan kepada orang-orang kafir tentang 

kemukjizatan dan kebenaran al-Qur’an.36 

Adapun ayat yang berstatus madaniyyah, ketiganya membicarakan tentang 

hukum (fiqih) peperangan. QS al-H}aysr/56: 6 membicarakan tentang harta 

rampasan (fa>’i) sedangkan QS al-Baqarah/2: 239 membicarakan tentang hukum 

melaksanakan salat saat berkendara. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ayat-ayat yang menggunakan term 

rakiba  yang berstatus makkiyah merupakan ayat-ayat kauniyah bertujuan untuk 

mengesankan makha>tab-nya. Sedangkan ayat-ayat yang berstatus madaniyyah 

merupakan tuntunan dalam persoalan dalam ibadah dan muamalah. 

Adapun term rakiba dalam al-Qur’an menggunakan beberapa bentuk 

derivasi. Berbagai macam bentuk derivasi tersebut memilki tujuan dan makna 

tersendiri (selain daripada bentuk susunan dan uslub kebahasaannya).  

Tabel: Bentuk Derivasi Term Rakiba dalam al-Qur’an 

Term Bentuk Tempat 

Rakiba> Fi’il Ma>di 1 kali (QS al-Kahfi/18: 17) 

Rakibu> Fi’il Ma>di 1 kali (QS al-´Ankabu>t/29: 65) 

Tarkabu>n Fi’il Mud}a>ri´ 3 kali (QS Qa>fir/40: 79, QS al-

Nah}l/16: 8, QS al-Zukhru>f/43: 12) 

Yarkabu>n Fi’il Mud}a>ri´ 1 kali (QS Ya>si>n/36: 42) 

Irkabu> Fi’il Amr 1 kali (QS Hu>d/11: 41) 

Irkab Fi’il Amr 1 kali (QS Hu>d/11: 42) 

Rakkaba Fi’il Ma>d}i 1 kali (QS al-Infit}a>r/82: 8)) 

Latarkabunna Fi’il Mud}a>ri’ 1 kali (QS al-Insyiqa>q/84: 19)  

 
36Fahd bin ´Abd al-Rah}ma>n bin Sulaima>n al-Ru>mi>, Dira>sat fi> ´Ulu>m al-Qur’a>n al-Kari>m 

(Cet. XIII; t.tp: al-Tab’ Mah}fu>z}, 2003 M/ 1424 H), h. 131-132 



47 
 

Mutara>kib Ism Maka>n 1 (QS al-An’a>m/6: 99) 

Rukba>n Ism Fa>́ il 1 kali (QS al-Baqarah/2: 239) 

al-Rakbu Ism Fa>́ il 1 kali (QS al-Anfa>l/8: 42) 

Rika>b Ism Mas}dar 1 kali (QS al-H{asyr/59: 6) 

Raku>b Ism Mas}dar  1 kali (QS Ya>si>n/36: 72) 

Berikut urainan term-term rakiba dalam al-Qur’an: 

a. Rakiba> dan Rakibu> 

Kata rakiba> terulang sekali dalam al-Qur’an, yaitu terdapat dalam QS al-

Kahfi/18: 71. QS al-Kahfi/18: 71 merupakan bagian dari rangkaian kisah tentang 

Nabi Musa a.s. dengan seoranng hamba yang saleh37, yang termuat pada QS al-

Kahfi/18: 60-82. 

ۗۗوَاِذْۗ
َ
ىۗقَال ىهُۗۗۗمُوْس  اۗ ۗلِفَت 

َ
بْرحَُۗۗل

َ
ىۗا غَۗۗحَت ّٰٓ

ُ
بْل
َ
بَحْرَيْنِۗۗمَجْمَعَۗۗا

ْ
وْۗۗال

َ
مْضِيَۗۗا

َ
مَّاۗحُقُبًاۗا

َ
غَاۗفَل

َ
ۗۗمَجْمَعَۗۗبَل

سِيَاۗۗبَيْنِهِمَا
َ
ذَۗۗۗحُوْتَهُمَاۗۗن خَ

َّ
هۗ ۗۗفَات

َ
بَحْرِۗۗۗفِىۗۗسَبِيْل

ْ
اۗۗسَرَبًاۗۗال مَّ

َ
ۗۗۗجَاوَزَاۗۗفَل

َ
ىهُۗۗۗقَال تِنَاۗۗلِفَت 

 
قَدْۗۗۗغَدَاۤءَنَاۗ ۗۗا

َ
ۗۗل

قِيْنَاۗ
َ
ذَاۗسَفَرِنَاۗمِنْۗۗل ۗۗنَصَبًاۗه 

َ
يْتَۗۗقَال

َ
رَا
َ
وَيْنَا ۗاِذْۗۗا

َ
ىۗۗا

َ
خْرَةِۗۗۗاِل يْۗۗالصَّ ِ

سِيْتُۗۗفَاِن 
َ
حوُْتَۗ ۗن

ْ
ۗۗوَمَا ۗۗال

ىنِيْۗ س 
ْ
ن
َ
اۗۗهُۗا

َّ
نُۗۗۗاِل يْط  نْۗۗۗالشَّ

َ
ۗ ۗۗا رَه 

ُ
ذكْ
َ
ذَۗۗۗا خَ

َّ
هۗ ۗۗوَات

َ
بَحْرِۗۗۗفِىۗۗسَبِيْل

ْ
ۗۗۗعَجَبًاۗۗال

َ
لِكَۗۗۗقَال اۗۗمَاۗۗذ  نَّ

ُ
اۗۗۗنَبْغِۗ ۗۗك ۗۗفَارْتَدَّ

ٰٓى ثَارِهِمَاۗۗعَل
 
نْۗۗۗعَبْدًاۗۗفَوَجَدَاۗۗقَصَصًاۗ ۗۗا هُۗۗۗعِبَادِنَا ۗۗم ِ تَيْن 

 
نْۗۗۗرَحْمَةًۗۗۗا هُۗۗۗعِنْدِنَاۗۗم ِ مْن 

َّ
دُنَّاۗۗمِنْۗۗۗوَعَل

َّ
مًاۗۗۗل

ْ
ۗۗعِل

ۗ
َ
هۗ ۗقَال
َ
ىۗۗل ۗۗۗمُوْس 

ْ
تَّبِعُكَۗۗهَل

َ
ٰٓىۗا نْۗۗعَل

َ
مَنِۗۗا ِ

 
اۗۗتُعَل مْتَۗۗمَِِّ ِ

 
ۗۗرُشْدًاۗعُل

َ
نْۗۗاِنَّكَۗۗقَال

َ
ۗۗمَعِيَۗۗتسَْتَطِيْعَۗۗل

يْفَۗۗۗصَبْرًا
َ
ىۗۗتَصْبِرُۗۗۗوكَ

 
مْۗۗۗمَاۗۗعَل

َ
طْۗۗۗل حِ

ُ
ۗۗۗخُبْرًاۗۗبِهۗ ۗۗت

َ
ي ْۗۗۗقَال اۗ ۗۗصَابِرًاۗۗالٰلُّۗۗۗشَاۤءَۗۗۗاِنْۗۗۗسَتَجِدُنِ

َ
ل عْصِۗۗۗوَّ

َ
ۗيْۗا

كَۗ
َ
مْرًاۗل

َ
ۗۗا

َ
اۗاتَّبَعْتَنِيْۗۗفَاِنِۗۗقَال

َ
نِيْۗۗفَل

ْ
ل ٔـَ ىۗشَيْءۗ ۗعَنْۗۗتَسْ حْدِثَۗۗحَت ّٰٓ

ُ
كَۗۗا

َ
رًاۗمِنْهُۗۗل

ْ
ۗۗذكِ قَاۗ ࣖ

َ
ۗۗفَانْطَل

ى فِيْنَةِۗۗۗفِىۗۗرَكِبَاۗۗاِذَاۗۗحَت ّٰٓ ۗۗۗخَرَقَهَاۗ ۗۗالسَّ
َ
خَرَقْتَهَاۗۗقَال
َ
هَاۗ ۗۗلِتُغْرِقَۗۗۗا

َ
هْل
َ
قَدْۗۗۗا

َ
اۗۗجِئْتَۗۗۗل ٔـً ۗقَۗۗۗاِمْرًاۗۗشَيْ

َ
ۗۗال

مْۗ
َ
ل
َ
ۗۗا

ْ
قُل

َ
نْۗۗاِنَّكَۗۗا

َ
ۗۗصَبْرًاۗمَعِيَۗۗتَسْتَطِيْعَۗۗل

َ
اۗقَال
َ
يْۗۗل سِيْتُۗۗبِمَاۗتُؤَاخِذْنِ

َ
اۗن

َ
مْرِيْۗۗمِنْۗۗتُرْهِقْنِيْۗۗوَل

َ
ۗا

قَاۗعُسْرًا
َ
ىۗۗ فَانْطَل قِيَاۗاِذَاۗحَت ّٰٓ

َ
مًاۗۗل

 
هۗ ۗغُل

َ
ۗۗ فَقَتَل

َ
تَۗۗقَال

ْ
قَتَل

َ
ةًۗۗنَفْسًاۗا ۗ ۗبِغَيْرِْۗۗۢۗزكَِيَّ قَدْۗۗنَفْس 

َ
ۗۗئْتَۗجِۗۗل

ا ٔـً رًاۗشَيْ
ْ
ۗ۔ۗ۞ۗۗنُّك

َ
مْۗۗقَال

َ
ل
َ
ۗۗا

ْ
قُل

َ
كَۗۗا

َّ
نْۗۗاِنَّكَۗۗل

َ
ۗۗصَبْرًاۗمَعِيَۗۗتَسْتَطِيْعَۗۗل

َ
تُكَۗۗاِنْۗۗقَال

ْ
ل
َ
ْۢۗۗعَنْۗۗسَا ۗۗشَيْء 

اۗۗبَعْدَهَا
َ
حِبْنِيْۗ ۗۗفَل غْتَۗۗۗقَدْۗۗۗتُص 

َ
يْۗۗۗمِنْۗۗۗبَل ِ

دُن 
َّ
قَاۗۗۗعُذْرًاۗۗل

َ
تَيَا ۗۗاِذَا ۗۗحَتٰىۗ ۗۗ فَانْطَل

َ
ۗۗۗا

َ
هْل

َ
ۗقَرْيَةِۗۗۗا

 
ۗۗطْعَمَا ۗتَۗاسْۗۗ

 
37Ulama tafsir menyebut bahwa orang saleh yang dimaksud ialah Nabi Khidir a.s. a.s. Lihat,  

Abu> al-Fida>´ Isma>´i>l bin ´Umar bin Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m,Juz V, h. 182. 
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هَا
َ
هْل
َ
بَوْاۗا

َ
نْۗۗفَا

َ
فُوْهُمَاۗا ضَي ِ نْۗۗيُّرِيْدُۗۗجِدَارًاۗفِيْهَاۗفَوَجَدَاۗيُّ

َ
ۗۗا نْقَضَّ قَامَهۗ ۗيَّ

َ
ۗۗۗ فَا

َ
وْۗۗقَال
َ
ۗشِئْتَۗۗل

خَذْتَۗ تَّ
َ
يْهِۗۗل

َ
جْرًاۗعَل

َ
ۗۗا

َ
ذَاۗقَال ئُكَۗۗوَبَيْنِكَۗ ۗبَيْنِيْۗۗفِرَاقُۗۗه  ِ

نَب 
ُ
وِيْلِۗۗسَا

ْ
مْۗۗمَاۗبِتَأ

َ
يْهِۗۗتَسْتَطِعْۗۗل

َ
ل ۗۗعَّ

اۗصَبْرًا مَّ
َ
فِيْنَةُۗۗا كِيْنَۗۗفَكَانَتْۗۗالسَّ وْنَۗۗلِمَس 

ُ
بَحْرِۗۗۗفِىۗيَعْمَل

ْ
ۗۗال رَدْتُّ

َ
نْۗۗفَا

َ
عِيْبَهَاۗ ۗا

َ
انَۗۗا

َ
ۗوَرَاۤءَهُمْۗۗوَك

ۗ لِك  خُذُۗۗمَّ
ْ
ۗۗيَّأ

َّ
ل
ُ
اۗغَصْبًاۗۗسَفِيْنَةۗ ۗك مَّ

َ
مُۗۗوَا

 
غُل
ْ
بَوَاهُۗۗفَكَانَۗۗال

َ
نْۗۗفَخَشِيْنَا ۗۗمُؤْمِنَيْنِۗۗا

َ
ۗۗمَاۗهِقَهُۗيُّرْۗۗا

فْرًاۗۗطُغْيَانًا
ُ
رَدْنَا ۗۗۗ وَّك

َ
نْۗۗۗفَا

َ
هُمَاۗۗا

َ
بْدِل هُمَاۗۗيُّ نْهُۗۗۗخَيْرًاۗۗرَبُّ وةًۗۗۗم ِ

 
قْرَبَۗۗۗزكَ

َ
ا اۗۗرُحْمًاۗۗوَّ مَّ

َ
دَارُۗۗۗوَا جِ

ْ
ۗفَكَانَۗۗۗال

مَيْنِۗ
 
مَدِيْنَةِۗۗۗفِىۗۗيَتِيْمَيْنِۗۗۗلِغُل

ْ
انَۗۗۗال

َ
تَهۗ ۗۗوَك حْ

َ
نْزۗ ۗۗت

َ
هُمَاۗۗۗك

َّ
انَۗۗۗل

َ
بُوْهُمَاۗۗوَك

َ
رَادَۗۗ صَالِحًاۗۗا

َ
نْۗۗۗرَبُّكَۗۗۗفَا

َ
غَا ۗۗۗا

ُ
بْل ۗۗيَّ

هُمَا شُدَّ
َ
نْزَهُمَاۗوَيَسْتَخْرِجَاۗا

َ
نْۗۗرَحْمَةًۗۗك كَۗ ۗم ِ ِ

ب  تُهۗ ۗوَمَاۗرَّ
ْ
مْرِيْۗ ۗعَنْۗۗفَعَل

َ
لِكَۗۗا ۗۗذ 

ُ
وِيْل

ْ
مْۗۗمَاۗتَأ

َ
ۗل

يْهِۗۗتَسْطِعْۗ
َ
ل ۗࣖۗۗۗصَبْرًاۗ ۗۗعَّ

 

Terjemahnya: 

“(60) (Ingatlah) ketika Musa a.s. berkata kepada pembantunya,451) “Aku tidak 

akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua laut atau aku akan 

berjalan (terus sampai) bertahun-tahun.” (61) Ketika mereka sampai ke 

pertemuan dua laut, mereka lupa ikannya, lalu (ikan mereka) melompat 

mengambil jalan ke laut itu. (62)  Ketika mereka telah melewati (tempat itu), 

Musa a.s. berkata kepada pembantunya, “Bawalah kemari makanan kita. 

Sungguh, kita benar-benar telah merasa letih karena perjalanan kita ini.” (63) 

Dia (pembantunya) menjawab, “Tahukah engkau ketika kita mencari tempat 

berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa (bercerita tentang) ikan itu dan 

tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya, kecuali setan. (Ikan) itu 

mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh.” (64)  Dia (Musa a.s.) 

berkata, “Itulah yang kita cari.” Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak 

mereka semula. (65)  Lalu, mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-

hamba Kami yang telah Kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi Kami. 

Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi Kami. (66) Musa a.s. berkata 

kepadanya, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku 

(ilmu yang benar) dari apa yang telah diajarkan kepadamu (untuk menjadi) 

petunjuk?” (67)  Dia menjawab, “Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup 

bersabar bersamaku. (68)  Bagaimana engkau akan sanggup bersabar atas 

sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya?”  

(69)  Dia (Musa a.s.) berkata, “Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai 

orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apa pun.” (70)  

Dia berkata, “Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan 

kepadaku tentang apa pun sampai aku menerangkannya kepadamu.” (71) 

Kemudian, berjalanlah keduanya, hingga ketika menaiki perahu, dia 

melubanginya. Dia (Musa a.s.) berkata, “Apakah engkau melubanginya untuk 

menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat suatu 

kesalahan yang besar.” (72) Dia berkata, “Bukankah sudah aku katakan bahwa 

sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?” (73) Dia 

(Musa a.s.) berkata, “Janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku dan 
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janganlah engkau membebaniku dengan kesulitan dalam urusanku.” (74)  

Kemudian, berjalanlah keduanya, hingga ketika berjumpa dengan seorang anak, 

dia membunuhnya. Dia (Musa a.s.) berkata, “Mengapa engkau membunuh jiwa 

yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau benar-

benar telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar.” (75) Dia berkata, 

“Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya engkau tidak akan 

mampu bersabar bersamaku?” (76)  Dia (Musa a.s.) berkata, “Jika aku bertanya 

kepadamu tentang sesuatu setelah ini, jangan lagi engkau memperbolehkan aku 

menyertaimu. Sungguh engkau telah mencapai batas (yang wajar dalam) 

memberikan uzur (maaf) kepadaku.” (77)  Lalu, keduanya berjalan, hingga 

ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta 

dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. 

Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri 

itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa a.s.) berkata, “Jika engkau mau, niscaya 

engkau dapat meminta imbalan untuk itu.” (78)  Dia berkata, “Inilah (waktu) 

perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu makna 

sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. (79)  Adapun perahu 

itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud 

membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang 

mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa. (80)  Adapun anak itu (yang 

aku bunuh), kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan 

memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. (81)  Maka, kami 

menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya (dengan seorang anak lain) 

yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu dan lebih sayang (kepada ibu 

bapaknya). (82)  Adapun dinding (rumah) itu adalah milik dua anak yatim di 

kota itu dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah 

mereka adalah orang saleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya 

mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari 

Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku (sendiri). Itulah 

makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya.” (QS al-

Kahfi/18: 60-82)38 

Kisah di atas menggambarkan bagaimana Nabi Khidir a.s. memberikan 

pembelajaran, berupa hikmah dan kebjaksanaan, kepada Nabi Musa a.s. Dalam  

beberapa rangkaian peristiwa, Nabi Khidir a.s. melalakukan tindakan yang secara 

logis, belum dapat dipahami oleh Nabi  Musa a.s.. Rangkaian tindakan Nabi Khidir 

a.s.  menyebabkan Nabi Musa a.s. selalu mengambil inisiatif untuk bertanya dan 

melakukan kritik atas tindakan Nabi Khidir a.s. tersebut. Padahal dalam 

 
38Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 300-302. 
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kesepakatan keduanya, Nabi Musa a.s. tidaklah diperkenankan untuk 

mempertanyakan apapun yang akan dilakukan oleh Nabi Khidir a.s.. 

Dalam rangkaian peristiwa yang terjadi, dikisahkan bahwa tindakan 

tindakan yang dilakukan Nabi Khidir a.s. antara lain,  ketika Nabi Musa a.s. dan 

Nabi Khidir a.s. mengendarai perahu, Nabi Khidir a.s. merusak perahu dengan 

melubanginya. Sementara ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir a.s. 

melubanginya dengan menaggalkan papan perahu, satu atau dua papan, sehingga 

perahu tersebut tenggelam.39 Tindakan Nabi Khidir a.s. ini kemudian 

dipertanyakan oleh Nabi Musa a.s.  sehingga beliau mendapat peringatan pertama 

dari Nabi Khidir a.s.  

Tindakan kedua, yang dipersoalkan oleh Nabi Musa a.s., ketika Nabi Khidir  

membubuh seorang anak. Padahal dalam pandangan Nabi Musa a.s., anak yang 

menjadi sasaran pembunahan Nabi Khidir a.s. merupakan anak yang bersih dan 

tidak berdosa. Anak tersebut merupakan yang paling tampan dan ceria di antara 

anak-anak yang lain yang sedang bermain. Selanjutnya, tindakan terkahir yang 

membuat Nabi Musa a.s.  berpisah dengan Nabi Khidir a.s. atas pelanggaran 

perjanjian yang telah disepakati keduanya, ialah ketika Nabi Khidir a.s. tiba di 

suatu perkampungan dimana Nabi Khidir a.s. merobohkan suatu bangunan 

(dinding) di kampung kemudian memabangunnya kembali. 40 

Sebelum perpisahan benar-benar terjadi antara Nabi Musa a.s. dengan Nabi 

Khidir a.s., diterangkanlah hikmah-hikmah atas kejadian yang telah dilalauinya 

bersama. Bahwa hikmah atas perusakan terhadap perahu,] ialah untuk menghindari 

seorang raja yang zalim akan merampas perahu tersebut. Perusakannya dilakukan 

agar hak-hak orang miskin (pemilik perahu) tidak diambil oleh raja yang zalim 

 
39Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad Syams al-Di>d al-Qurt|u>bi>, al-Ja>mi’ al-Ah}ka>m, Juz 

XI, h. 18. 

40Abu> al-Fida>´ Isma>´i>l bin ´Umar bin Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m,Juz V, h. 183. 
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tersebut. Adapun pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Khidir a.s. terhadap 

seorang anak yang tidak berdosa, bertujuan untuk menncegah kezaliman yang 

kebih besar yang akan terjadi pada anak tersebut ketika beranjak dewasa. Nabi 

Khidir a.s. melihat watak dan benih-benih kekafiran pada diri anak tersebut. 

Apabila dibiarkan hidup hingga dewasa, anak tersebut akan mendurhakai orang 

tuanya yang beriman dengan kekafiran dan kebiadabannya.41 

Semnatara kejadian terakhir, yaitu ketika Nabi Khidir a.s. merobohkan suatu 

bangunan (dinding) ialah untuk sekedar menunjukkan kepada dua anak yatim 

bahwa terdapat harta karun di bawahnya. Adapun bangunan tersebut kembali 

dibangun, bertujuan untuk menjaga harta karun tersebut hingga  kedua anak yatim 

dewasa sehingga mnemilki kemampuan mendajaganya.42 

Kejadian kejadian tersebut kemudian memberikan banyak pembelajaran, 

hikmah serta nilai-nilai kebijaksanaan kepada Nabi Musa a.s. Tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh Nabi Khidir a.s. ialah untuk menghidari suatu keburukan yang 

lebih besar,43 meskipun tindaknnya juga nampak sebagai keburukan. Tindakan 

seperti ini memamg dapat dibenarkan. Sebagaimana diungkapkan oleh M. Quraish 

Shihab bahwa dibenarkan untuk melakukan keburukan yang kecil untuk 

menghindari keburukan yang lebih besar.44   

Adapun term rakibu> termuat dalam QS al-´Ankabu>t/29: 65. QS al-

´Ankabu>t/29: 65 merupakan bentuk penggambaran perilaku orang-orang musyrik 

yang apabila mereka dalam situasi ketakutan dan dalam keadaan terdesak, maka 

 
41Sayyid Qut}ub, Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n, Juz IV (Cet. XVII; KairoL Da>r al-Syuru>q, 1412 H), h. 

2281. 

42Sayyid Qut}ub, Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n, Juz IV, h. 2281. 

43Abu al-H}asan ´Ali> Muh{ammad bin Muh}ammad al-Mawardi>, al-Nukat wa al-´Uyu>n, Juz III 

(Beirut: Da>r al-Kutub al-“ilmiyah, t.th), h. 327.   

44M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian, Vol. 8, h. 107. 
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mereka memohon pertolonan dari Allah swt. Namun, apabila mereka selamat maka 

meereka kembali ingkar dan menyekutukan kebesaran Allah swt.  

مُۗۗۗوَاِذَا
ُ
ك رُّۗۗۗمَسَّ بَحْرِۗۗۗفِىۗۗالضُّ

ْ
ۗۗۗال

َّ
اۗ ۗۗتَدْعُوْنَۗۗۗمَنْۗۗۗضَل

َّ
اۗۗاِيَّاهُۗ ۗۗاِل مَّ

َ
مْۗۗۗفَل

ُ
ىك جٰ

َ
ىۗۗن

َ
بَر ِۗۗۗاِل

ْ
عْرَضْتُمْۗ ۗۗال

َ
انَۗۗۗا

َ
ۗوَك

سَانُۗ
ْ
اِن
ْ
فُوْرًاۗال

َ
ۗۗك

Terjemahnya: 

Apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang kamu seru, 

kecuali Dia. Akan tetapi, ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu 

berpaling (dari-Nya). Manusia memang selalu ingkar.45 (QS al-Isra>’/17: 67) 

ۗۗغَشِيَهُمْۗۗوَاِذَا وجْ  لِۗۗمَّ
َ
ل الظُّ

َ
لِصِيْنَۗۗالٰلَّۗۗدَعَوُاۗك هُۗۗمُخْ

َ
يْنَۗۗل مَّاۗەۗ ۗالد ِ

َ
ىهُمْۗۗفَل جٰ

َ
ىۗن

َ
بَر ِۗۗۗاِل

ْ
ۗفَمِنْهُمْۗۗال

قْتَصِد ۗ  حَدُۗۗوَمَاۗمُّ تِنَا ۗۗيَجْ ي 
 
اۗبِا

َّ
ۗۗاِل

ُّ
ل
ُ
ارۗ ۗك

فُوْرۗ ۗخَتَّ
َ
ۗۗۗك

Terjemahnya: 

Apabila mereka digulung ombak besar seperti awan tebal, mereka menyeru 

kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya bagi-Nya. Kemudian, ketika 

Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, sebagian kecil (saja) di antara 

mereka yang tetap menempuh jalan yang lurus.)idak ada yang mengingkari 

ayat-ayat Kami selain pengkhianat yang tidak berterima kasih.46 (QS 

Luqma>n/31: 32) 

Orang-orang musyrik pada masa Nabi Muhammad saw bukanlah bangsa 

pelaut. Mereka sering bepergian ke tempat yang jauh dengan berjalan kaki atau 

mengendarai unta. Oleh sebab itu, ketika meraka mengarungi lautan, mereka akan 

memilki ketakutan karena tidak terbiasa dengan medan air atau lautan.47   

Kedua term di atas (rakiba> dan rakibu>) dalam penggunaanna dalam al-Qur’an 

menggambarkan konteks keadaan dan situasi yang terdesak, yaitu ketika Nabi 

Musa a.s. sedang menaiki perahu lalu dilubangi oleh Nabi Khidir a.s. dan orang-

orang musyrik meminta pertolongan kepada Allah ketika terjadi suatu peristiwa 

yang mencekam di tengah lautan.  Hal ini dipertegas dengan kata fi> yang dalam 

pandangan Shihab sebagai penggambaran bahwa mereka benar-benar dalam 

 
45Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 289. 

46Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 414. 

47M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian, Vol. 10, h. 540-541. 
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perahu/kapal yang tidak bisa menemukan pertolongan selain terhadap 

kapal/perahu tersebut.48 

b. Tarkabu>n danYarkabu>n 

Term tarkabu>n dan yarkabu>n merupakan bentuk kata kerja yang 

menunjukkan masa sekarang dan akan datang (fi’il muda>ri’). Dalam al-Qur’an, 

kata yang menggunakan bentuk ini termuat di empat tempat, yaitu QS 

Qa>fir/40:79, QS al-Zukhru>f/43: 12, QS al-Nah}l/16: 8, dan QS Ya>si>n/36: 42.49 Ayat-

ayat di tersebut merupakakan penjelasan tentang jenis-jenis moda transportasi, 

baik moda transportasi darat maupun transportasi air. QS al-Zukhru>f/43: 12 

merupakan uraian tentang pembagian moda transportasi, yaitu kapal sebagai 

transportasi air dan binatang sebagai transportasi darat. Semnatara QS Qa>fir/40:79 

menyebutkan binatang yang mengambil fungsi sebagai alat transportasi darat. 

Rinciannya kemudian disebut dalam QS al-Nah}l/16: 8. Adapun  QS Ya>si>n/36: 42, 

sementara diperselishkan oleh ulama tafsir, apakah maknanya menunjuk kepada 

moda transportasi darat atau transportasi air.  

Berangkat dari pernafsiran yang bersumber dari riwayat dari Ibnu Abba>s, 

bahwa (Begitu juga) Kami menciptakan untuk mereka dari jenis itu angkutan (lain) 

yang mereka kendarai (QS Ya>si>n/36: 42)  ialah transportasi air (perahu/kapal) yang 

serupa50 yang dapat manfaatkan oleh manusia dengan berbagai fungsi.51 Penafsiran 

 
48M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian, Vol. 10, h. 540-541. 

49Muh}ammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi>, al-Mu’jam al-Mufahharas li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m  h. 

324. 

50Abu> T}a>hir Majd al-Di>n Muh}ammad bin Ya’qu>b al-Fairuza>ba>di>, Tanwi>r al-Miqba>s min 
Tafsi>r Ibnu ‘Abba>s (Lebanon: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyah, t.th), h. 371. Lihat juga‘Abd al-Maji>d ‘Abd 

al-Ba>ri>, al-Riwayah al-Tafsiriyah fi> Fath} Ba>ri>, Juz II (Cet. I; t.tp: Waqaf al-Sala>m al-Khairi> 2006 

M/ 1426 H), h. 976., Lihat juga, Abu> Bakr Muh}ammad bin al-Hasan bin Faru>k, Tafsi>r Ibnu Faru>k 
min Awwal Su>rah al-Mu’minu>n – A<khir Su>rah al-Sajadah (Cet. I; Saudi Arabia: Ja>mi’ Umm al-

Qara>, 2009 M/ 1430 H), h. 192. 

51Abu> Muh}amamd bin ‘Abd al-Rah}man bin Muh}ammad bin Idri>s Ibnu Abi> H}a>tim, Tafsi>r al-
Qur’a>n al-‘Az}i>m li Ibn Abi> H}a>tim, Juz X (Cet. III; Saudi Arabia: Maktab Naza>r al-Ba>z, 1419 H), 
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ini berangkat dari konteks ayat sebelumnya yang membicarakan moda transportasi 

air, yaitu kapal yang dapat memuat berbagai muatan. 

بُۗ
َ
ۗمَاۗيَركْ ثْلِه  نْۗم ِ هُمْۗم ِ

َ
قْنَاۗل

َ
مَشْحُوْنِۗ وَخَل

ْ
كِۗال

ْ
فُل
ْ
ال تَهُمْۗفِىۗ يَّ ِ

نَاۗذُر 
ْ
نَّاۗحَمَل

َ
هُمْۗا

َّ
ۗل يَة 

 
 وْنَۗوَا

Terjemahnya: 
(41) Suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa Kami 

mengangkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. (42)  (Begitu 

juga) Kami menciptakan untuk mereka dari jenis itu angkutan (lain) yang 

mereka kendarai. 52 (QS Ya>si>n/36: 41-42)  

Sementara ulama tafsir yang lain, menganalisis dari sudut pandang yang 

berbeda. Hal ini tentu menghasilkan penafsiran yang berbeda. Sebagian penafsir 

melihat kapal (yang disebut pada QS Ya>si>n/36: 41) sebagai fungsi, yaitu sebagai 

alat angkutan. Oleh sebab itu, kalimat mis\lihi ma> yarkabu>n ialah unta.53 Fungsi 

unta yang tersebut pada QS al-Nah}l/16: 5-7 ialah sebagai alat angkutan yang dapat 

dikendarai sebagai angkutan penumpang serta dapat membawa berbagai logistik 

sebagaimana kapal yang disebut pada ayat sebelumnya. Argumentasi ini juga 

dipertegas dengan ungkapan orang Arab yang  menjuluki unta dengan safi>nah al-

barr (perahu daratan)54 karena kemampuannya bertahan dan menembus medan 

yang tandus seperti kapal yang mampu berlayar dan membelah lautan yang penuh 

gelombang. 

Selain penafsiran yang memahai mis\lihi ma> yarkabu>n dengan unta, ulama 

tafsir lain, seperti al-Ra>zi>, memahaminya dengan menyebut bahwa ayat tersebut  

merupakan gambaran penciptaan Allah terhadap berbagai moda transportasi lain 

yang berfungsi sebagai alat angkutan, serupa dengan fungsi kapal yang disebut 

 
h. 3196. Lihat juga, Abu> al-farj Jama>l al-Di>n ‘Abd al-Rah}man bin ´Ali> bin Muh}ammad al-Jawzi>, 

Za>d al-Masi>r fi> ‘Ilm al-tafsi>r, Juz III (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1422 H), h. 525. 

52Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 443. 

53Abu> Sa’i>d Na>s}ir al-Di >n ‘Abdulla>h bin ´Umar bin Muh}ammad al-Syaira>zi> al-Baid}a>wi>, 

Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l, Juz IV (Cet. I; Beirut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1418 H), 

h. 269. 

54Abu> Ja´far Muh}ammad bn Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r al-T}abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-
Qur’a>n, Juz XX (Cet. I; t.tp: Muassash al-Risa>lah, 2000 M/ 1420 H), h. 524. 
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pada ayat sebelumnya. Oleh sebab itu, kalimat mis\lihi> ma> yarkabu>n, tidak hanya 

menunjukkan makna unta, melainkan binatang-binatang yang tersebut dalam 

beberapa ayat lain.55 seperti QS al-Nah{l/16: 8 yang menyebut fungsi bagal, keledai  

dan kuda  sebagai kendaraan oleh manusia. 

Penafsiran ini kemudian dipertagas oleh QS al-Zukhru>f/43: 12 yang 

memberikan rincian terhadap dua jenis moda transportasi, yaitu transportasi air 

(al-fulk/kapal) dan transportasi darat (al-an’a>m/binatang).56 Kedua moda 

transportasi tersebut “ditundukkan” oleh Allah swt57 sebagai bagian dari nikmat 

Allah. Moda transportasi tersebut memudahkan berbagai akitivitas bagi 

keberlangsungan kehidupan manusia.58 Dengan adanya moda transportasi, 

perjalanan yang dilakukan manusia dapat lebih efektif dan efisien dengan 

mengurangi waktu tempuh serta mampu meningkatkan bobot angkutan menuju 

tempat-tempat yang tujuan.59  

وْۗ ۗحِيْنَۗتُرِيْحُ
 
مْۗفِيْهَاۗجَمَال

ُ
ك
َ
وْنَۗوَل

ُ
ل
ُ
ك
ْ
مَنَافِعُۗوَمِنْهَاۗتَأ ۗوَّ مْۗفِيْهَاۗدِفْء 

ُ
ك
َ
قَهَاۗل

َ
نْعَامَۗخَل

َ
ا
ْ
نَۗۗوَال

ۗاِۗ مْ
ُ
ك
َ
ثْقَال

َ
ۗا
ُ
مِل حْ

َ
سْرَحُوْنَ ۗوَت

ۗتَ ۗرَبَّۗوَحِيْنَ نْفُسِ ۗاِنَّ
َ
ا
ْ
ۗال ِ

ۗبِشِق  ا
َّ
ۗاِل لِغِيْهِ ۗب  وْنُوْا

ُ
ۗتَك مْ

َّ
ۗل د 

َ
بَل ىۗ

 
مْۗل

ُ
ك

حِيْم ۗ  ۗرَّ رَءُوْف 
َ
مُوْنَۗل

َ
اۗتَعْل

َ
قُۗمَاۗل

ُ
ل بُوْهَاۗوَزِيْنَةًۗ وَيَخْ

َ
حَمِيْرَۗلِتَركْ

ْ
ۗوَال

َ
بِغَال

ْ
ۗوَال

َ
يْل خَ

ْ
ال  وَّ

Terhemahnya: 

 
55Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin ´Umar Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, Mafa>tih} al-Gaib, Juz XXVI 

(Cet. III; Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1420 H), h. 282. Lihat juga, Abu al-Hajja>j Muha>jid 

bin Jabir, Tafsi>r Muja>hid (Cet. I; Mesir: Da>r al-Fikr al-Isla>mi>, 1989 M/ 1410 H), h. 560. 

56Abu> al-H}asan’Ala> al-Di>n ´Ali> Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Kha>zin. Luba>b al-Ta’wi>l fi> 
Ma´a>ni> al-Tanzi>l, Juz IV (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1415 H), h. 105. Lihat juga, Abu> 

H}Afs} Sira>j al-Di>n ´Umar bin ´Ali> al-Nu’ma>ni>, al-Luba>b fi> ‘Ulu>m al-Kita>b, Juz XVII (Cet. I; Beirut: 

Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1998 M/ 1419 H), h. 236. Lihat  

57Abu Ish}a>q Ibra>hi>m bin al-Sirri> al-Zuja>j, Ma´a>ni> al-Qura>n wa I’ra>buh, Juz IV (Cet. I; Beirut: 

‘A<lim al-Kutub, 1988 M/ 1408 H), h. 406. 

58Abu> al-Lais\ Nas}r Muh}ammad bin Ah}mad bin Ibra>hi>m al-Samarqandi>, Bah}r al-‘Ulu>m, Juz 

III (t.d), h. 251. Lihat juga, Abu> al-‘Abba>s Ah}mad bin Muh}ammad  bin al-Mahdi> al-Su>fi>, al-Bah}r 
al-Madi>d fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Maji>d, Juz V (Kairo: al-Duktu>r H}asan ‘Abba>s Zaki>, 1419 H), h. 237. 

59‘Abd al-Kari>m Yu>nus al-Khati>b, al-Tafsi>r al-Qur’a>ni> li al-Qur’a>n, Juz XIII (Kairo: Da>r al-

Fikr al-‘Arabi>, t.th), h. 111. 
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(5)  Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) 

ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-

nya kamu makan. (6) Kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu 

membawanya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya (ke tempat 

penggembalaan). (7)  Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang 

kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya 

Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (8) (Dia telah menciptakan) 

kuda, bagal,) dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah 

menciptakan apa yang tidak kamu ketahui 60 (QS al-Nah}l/16: 5-8) 

مْۗ
َ
ل
َ
نَّۗۗتَرَۗۗا

َ
كَۗۗا

ْ
فُل
ْ
رِيْۗۗال جْ

َ
بَحْرِۗۗۗفِىۗت

ْ
مْۗۗالٰلِّۗۗبِنِعْمَتِۗۗال

ُ
يُرِيَك نْۗۗلِ تِه ۗ ۗم ِ ي 

 
لِكَۗۗفِيْۗۗاِنَّۗۗا ۗۗذ  ت  ي 

 
ا
َ
ۗۗل ِ

 
ِكُل

 
ۗۗل

ارۗ 
وْرۗ ۗصَبَّ

ُ
ۗۗۗشَك

Terjemahnya: 

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di 

laut berkat nikmat Allah agar Dia memperlihatkan kepadamu sebagian dari 

tanda-tanda (kebesaran)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat 

tanda-tanda bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.61 (QS 

Luqma>n/31: 31) 

Lebih lanjut, “penudukan” lautan, merupakan salah satu nikmat tersendiri 

bagi manusia.  Dahulu, ketika terjadi banjir besar pada masa kenabian Nuh as 

air/lautan merupakan bentuk azab yang diturunkan Allah kepada manusia (kaum 

Nabi Nuh). Setelah peristiwa tersebut, air kemudian diputarbalikkan oleh Allah 

swt yang sebelumnya sebagai azab menjadi nikamt. Dijadikannya air sebagai 

sarana transportasi, di atasnya dapat berlayar kapal-kapal yang mengangkut 

berbagai kebutuhan manusia. 

Penafsiran-penafsiran di atas, dapat memberikan gambaran umum tentang 

penciptaan. berbagai moda transportasi, baik transportasi darat maupun 

transportasi air, yaitu kapal, perahu, serta binatang-bintang yang difungsikan oleh 

manusia sebagai kendaraan.62 Berbagai moda transportasi tersebut memilki fungsi 

 
60Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 268 

61Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 414. 

62Abu> Muh}ammad Makki> bin Abi> T}a>lib H}amu>sy bin Muh}ammad bin Mukhta>r al-Qayrawa>n, 

al-Hida>yah ila> Bulu>q al-Niha>yah fi> ‘Ilm Ma´a>ni> al-Qar’a>n wa Tafsirih wa Ah}ka>mih wa Jamal min 
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dan kegunaan masing-masing. Uraian terperinci tentang fungsi-fungsi moda 

transportasi tersebut seperti yang disebutkan M. Quraish Shihab bahwa  keledai 

sebagai moda transportasi darat, umumnya digunakan oleh orang Arab sebagai 

kendaraan dalam kota. Dalam artian, keledai difungsikan sebagai alat transportasi 

domestik. Sedangkan kuda, unta dan bagal digunakan sebagai alat transportasi 

jarak jauh dan pengangkut logistk.63 Selain itu, kuda juga digunakan kendaraan 

tempur. Demikian juga dengan kapal sebagai transportasi air yang difungsikan 

sebagai angkutan penumpang dan angkutan logistik. 

c. Irkabu> dan Irkab 

Term irkabu> dan irkab dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja 

perintah (fi’il amr). Kata irkabu> merupakan kata perintah untuk menyeru kepada 

banyak orang. Kata irkabu> termuat dalam QS Hu>d/11: 41 sedangkan kata irkab 

termuat pada ayat setelahnya, yaitu QS Hu>d/11: 42. 

Dua ayat tersebut masih membicarakan konteks yang sama. Keduanya 

merupakan perintah Nabi Nuh untuk menaiki bahtera ketika terjadi banjir besar. 

Dalam konteks QS Hu>d/11: 41, Nabi Nuh memerintahkan dan berseru kepada 

kaumnya untuk menaiki kapal. Perintah tersebut ditujukan kepada kaum Nabi Nuh 

untuk selamat dari terkaman banjir  yang datang dari Allah swt sebagai azab. 

Sementara pada QS Hu>d/11: 42, Adapun irkab merupakan perintah untuk satu 

orang yang dalam QS Hu>d/11: 42 merupakan perintah Nabi Nuh kepada putranya 

untuk ikut menaiki kapal. 

Pada sisi yang lain, ayat ini juga menujukkan bahwa teknologi transportasi 

air (kapal) yang dikembangkan pada masa Nabi Nuh telah mampu mengarungi dan 

menerjang gelombang yang tinggi. Ketika terjadi terjadi banjir besar, suasana 

 
Funu>n ‘Ulu>mih, Juz IX (Cet. I; t.tp: Majmu’ah Buh}u>s \ al-Kita>b wa al-Sunnah, 2008 M/ 1429 H), h. 

6041. 

63M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian, Vol. 6, h. 537-538. 
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sangat mencekam. Air naik disertai gelombang yang tinggi dan  dahsyat. Suasana 

ini digambarkan oleh kata mawj yang berarti digoncangkan.64   

Selain itu, terdapat pula pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut. 

Ketika hendak bepergian menggunakan alat transportasi maka hendaknya berdoa 

dan berserah diri kepada Allah swt sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Nuh 

sebelum memulai pelayaran dengan bahteranya.65 

d. Rika>b dan Raku>b 

Kata rika>b dan raku>b merupakan ism mas}dar66 dari kata rakiba yang secara 

etimologis berarti tunggangan.67 Kata raku>b termuat dalam QS Ya>si>n/36: 72 yang 

berbicara tentang hewan-hewan ternak yang memilki berbagai manfaat. Salah satu 

di antara manfaatnya ialah sebagai alat transportasi yang tersebut melalui kata 

raku>buhum. Sedangkan rika>b termuat dalam QS al-H}asyr/59: 6 yang 

membicarakan persoalan fa>‘i. Fa>‘i merupakan harta rampasan yang diperoleh dari 

musuh tanpa melalui pertempuran.68 

Pada QS Ya>si>n/36: 72 merupakan rangkaian pembicaraan tentang berbagai 

manfaat binatang untuk manusia. Dengan “ditundukkannya” binatang-binatang 

tersebut, maka manusia dapat mengambil berbagai manfaat darinya.69 Berbagai 

manfaat yang disebut terbentang dari  QS Ya>si>n 36: 71-73, yaitu sebagai 

 
64Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqidah al-Syari’ah wa al-Minhaj, 

Juz XII, h. 72. 

65Abu> al-‘Abba>s al-Busaili>, Nukat wa Tanbi>ha>t fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Maji>d, Juz II (Cet. Cet. 

I; Saudi Arabia: Mansyu>ra>t Wiza>rah al-Awqa>f al-Syu’u>n al-Isla>miyah, 2008 M/1429 H), h. 231. 

66Ah}mad Mukhta>r ‘Abd al-H}ami>d ´Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyah al-Mu’a>s}a>rah, Juz 

II (Cet/ I; t.tp: ‘A<lim al-Kutub, 2008 M/ 1429 H), h. 933. 

67Abu> al-Qa>sim al-H}usai>n bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-
Qur’a>n, h. 363. 

68Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an Sains(Cet. I; Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2012), h. 83. 

69Abu> al-H}asan ´Ali> bin Ah}mad al-Wa>h}idi, al-Waji>z fi> Tafsi>r al-Kita>b al-‘Azi>z Cet. I; 

Beirut: Da>r al-Qalam, 1415 H), h. 904. 
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tunggagan (alat transportasi), bulunya dan kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai 

pakaian, susu dan dagingnya dapat dijadikan sebagai konsumsi serta berbagai 

manfaat lainnya yang dapat diperoleh dari binatang.70  

مْۗ
َ
وَل
َ
نَّاۗيَرَوْاۗا

َ
قْنَاۗا

َ
هُمْۗۗخَل

َ
اۗل تْۗۗمِ َِّ

َ
يْدِيْنَا ۗعَمِل

َ
نْعَامًاۗا

َ
هَاۗفَهُمْۗۗا

َ
وْنَۗۗل

ُ
لِك هَاۗم  ن 

ْ
ل
َّ
هُمْۗۗوَذَل

َ
ۗۗفَمِنْهَاۗۗل

وْبُهُمْۗ
ُ
ۗيَۗۗوَمِنْهَاۗرَك

ْ
وْنَۗأ

ُ
ل
ُ
هُمْۗۗك

َ
اۗوَمَشَارِبُۗ ۗمَنَافِعُۗۗفِيْهَاۗوَل

َ
فَل

َ
رُوْنَۗۗا

ُ
 ۗيشَْك

Terjemahnya: 

(71) Tidakkah mereka mengetahui bahwa Kami telah menciptakan untuk 

mereka hewan-hewan ternak dari ciptaan tangan Kami (sendiri), lalu mereka 

menjadi pemiliknya? (72) Kami menjadikannya (hewan-hewan itu) tunduk 

kepada mereka. Sebagian di antaranya menjadi tunggangan mereka dan 

sebagian (lagi) mereka makan.(73) Pada dirinya (hewan-hewan ternak itu) 

terdapat berbagai manfaat dan minuman untuk mereka. Apakah mereka tidak 

bersyukur?71 (QS Ya>si>n/36: 71-73) 

Sementara ulama tafsir memahami bahwa ayat tersebut merupakan 

penjelasan mengenai berbagai binatang yang dapat memberikan manfaat bagi 

manuisa, baik sebagai konsumsi, alat transportasi, atau sebagai pakaian yang 

terbuat dari kulit dan bulunya serta sebagai pembantu manusia dalam mengelola 

ladang (pembajak ladang).72 Meskipun demikian, secara spesifik, al-Biqa>’i> 

menyebut bahwa rangkaian ayat-ayat yang membicarakan manfaat binatang pada 

QS Ya>si>n/36: 71-73 menunjukkan kepada unta.73 Ayat-ayat tersebut menujukkan 

makna unta disebabkan semua manfaat yang disebutkan ada pada unta, baik 

 
70‘Abd al-Kari>m bin Hawza>n bin ‘Abd al-Malik al-Quysairi>, Lat}a>if al-Isya>ra>t, Juz III (Cet. 

III; Mesir al-Hai’ah al-Mis|}riyah al-‘A>mah li al-Kita>b, t.th), h. 224. Liha juga, Abu> Muh}ammad bin 

‘Izz al-Di>n ‘Abd al-Azi>z, Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz III (Cet. I; Beirut: Da>r Ibnu H}azm, 1996 M/ 1416 

H), h. 45. 

71Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 445 

72Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nur, Jilid 4 (Semarang, 

Pustaka Rizki Putra, t.th), h. 3432.  

73Abu> Bakr Ibra>him bin ´Umar al-Biqa>’i>, Naz}m al-Dura>r fi Tana>sub al-A<ya>t wa al-Suwa>r, 
Juz XVI (Kairo: Da>r al-Kita>b al-Isla>mi>, t.th), h. 173. 
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sebagai konsumsi, alat transportasi, dll. Hal ini juga sebagaimana penggunaan kata 

rika>b pada QS al-H{asyr/59: 6 yang secara spesifik menunjuk kepada makna unta.74  

Pada QS al-H{asyr/59: 6, kata rika>b secara spesifik menunjuk kepada makna 

unta tunggangan. Secara etimolgis, kata rika>b merupakan bentuk akomodasi 

transportasi.75 Di tafsirkan secara spesifik sebagai unta tunggangan disebabkan 

konteks kebiasaan orang-orang Arab ketika al-Qur’an diturunkan. Orang-orang 

Arab dalam melakukan invansi terhadap suatu wilayah, umumnya menggunakan 

kuda (al-khail) dan unta (rika>b/tunggangan)sebagai transportasi dan kendaraan 

tempur.76 

QS al-H{asyr/59: 6, yang di dalamnya terdapat kata rika>b, merupakan 

rangkaian ayat yang membicarakan terkait regulasi fa>‘i yang terbentang dari ayat 

6-10.  

فَاۤءَۗۗمَا وَۗ
َ
ىۗالٰلُّۗۗا

 
وْجَفْتُمْۗۗفَمَا ۗمِنْهُمْۗۗرَسُوْلهِۗ ۗعَل

َ
يْهِۗۗا

َ
ۗۗمِنْۗۗعَل اۗخَيْل 

َ
ل ۗۗوَّ اب 

َ
كِنَّۗۗرِك

 
ل طُۗۗالٰلَّۗۗوَّ ِ

 
ۗۗيسَُل

هۗ 
َ
ىۗرُسُل

 
ىۗوَالٰلُّۗۗيَّشَاۤءُۗ ۗمَنْۗۗعَل

 
ۗۗعَل ِ

 
ل
ُ
فَاءَۤۗۗمَا ۗقَدِيْرۗ ۗشَيْءۗ ۗك

َ
ىۗالٰلُّۗۗا

 
هْلِۗۗمِنْۗۗرَسُوْلهِۗ ۗعَل

َ
ىۗۗا قُر 

ْ
ۗۗال

ِۗ ٰ سُوْلِۗۗفََلِِ قُرْب ىۗوَلِذِىۗوَلِلرَّ
ْ
ىۗۗال م  يَت 

ْ
كِيْنِۗۗوَال مَس 

ْ
بِيْلِۗ ۗوَابْنِۗۗوَال يْۗۗالسَّ

َ
اۗك

َ
وْنَۗۗل

ُ
ةًۗۗيَك

َ
ۗۗنَۗيْۗبَْۗۗۗۢدُوْل

غْنِيَاۤءِۗ
َ
ا
ْ
مْۗ ۗال

ُ
مُۗۗوَمَا ۗۗمِنْك

ُ
ىك ت 

 
ۗۗا

ُ
سُوْل مْۗۗوَمَاۗۗفَخُذُوْهُۗۗالرَّ

ُ
ىك ۗالٰلَّۗۗاِنَّۗۗۗ الٰلَّۗۗوَاتَّقُواۗفَانْتَهُوْاۗ ۗعَنْهُۗۗنَه 

عِقَابِۗ ۗشَدِيْدُۗ
ْ
فُقَرَاۤءِۗۗال

ْ
جِرِيْنَۗۗلِل مُه 

ْ
ذِيْنَۗۗال

َّ
خْرِجُوْاۗال

ُ
مْوَالِهِمْۗۗدِيَارِهِمْۗۗمِنْۗۗا

َ
اۗغُوْنَۗيَبْتَۗۗوَا

ً
ۗۗفَضْل

نَۗ يَنْصُرُوْنَۗۗوَرِضْوَانًاۗالٰلِّۗۗم ِ هۗ ۗالٰلَّۗۗوَّ
َ
ٰۤىِٕكَۗۗۗۗ وَرَسُوْل ول

ُ
ذِيْنَۗۗالصٰدِقُوْنَۗ ۗهُمُۗۗا

َّ
ءُوۗوَال ارَۗۗتَبَوَّ ۗالدَّ

اِيْمَانَۗ
ْ
وْنَۗۗقَبْلِهِمْۗۗمِنْۗۗوَال بُّ يْهِمْۗۗهَاجَرَۗۗمَنْۗۗيُحِ

َ
اۗاِل

َ
ۗۗوَل ا ۗحَاجَةًۗۗصُدُوْرِهِمْۗۗفِيْۗۗدُوْنَۗيَجِ وْتوُْاۗۗمِ َِّ

ُ
ۗا

ٰٓىۗۗوَيُؤْثِرُوْنَۗ نْفُسِهِمْۗۗۗعَل
َ
وْۗۗۗا

َ
انَۗۗۗوَل

َ
وْقَۗۗۗوَمَنْۗۗۗ خَصَاصَةۗ ۗۗبِهِمْۗۗۗك ٰۤىِٕكَۗۗۗنَفْسِهۗ ۗۗشُحَّۗۗۗيُّ ول

ُ
مُفْلِحُوْنَۗ ۗۗهُمُۗۗۗفَا

ْ
ۗال

ذِيْنَۗ
َّ
وْنَۗۗبَعْدِهِمْۗۗمِنْْۢۗجَاۤءُوْۗۗوَال

ُ
نَاۗاغْفِرْۗۗرَبَّنَاۗيَقُوْل

َ
ذِيْنَۗۗوَلِاِخْوَانِنَاۗل

َّ
اِيْمَانِۗۗقُوْنَابَۗسَۗۗال

ْ
اۗبِال

َ
ۗوَل

ۗ
ْ
عَل جْ

َ
وْبِنَاۗۗفِيْۗۗت

ُ
اۗقُل

ًّ
ذِيْنَۗۗغِل

َّ
ل ِ
 
مَنُوْاۗل

 
ۗۗاِنَّكَۗۗرَبَّنَا ۗا حِيْمۗ ۗرَءُوْف  ۗࣖۗۗۗرَّ

 
74Muh}ammad Mah}mu>d al-Hija>zi>, al-Tafsi>r al-Wa>d}i>h (Cet. X; Beirut: Da>r al-Jail al-Jadi>d, 

1413 H), h. 645.  

75Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Aisar al-Tafa>sir li al-Kala>m al-´Aliyyi al-Kabi>r, terj. Fityan 

Amaliy dan Edo Suwanto, Tafsir al-Qur’an al-Aisar, Jilid 7 (Cet. I; Jakarta Darus Sunnah Press, 

2009), h. 360. 

76Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqidah al-Syari’ah wa al-Minhaj, 
Juz XXVIII, h. 77-83 
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Terjemahnya: 

(6) Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah 

kepada Rasul-Nya dari mereka tidak (perlu) kamu memacu kuda atau unta 

(untuk mendapatkannya). Akan tetapi, Allah memberikan kekuasaan kepada 

rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu. (7) Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang 

dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah 

untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang 

dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara 

orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu 

terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (8) (Harta rampasan itu 

pula) untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yaitu orang-orang yang diusir dari 

kampung halamannya dan (meninggalkan) harta bendanya demi mencari 

karunia dari Allah, keridaan(-Nya), serta (demi) menolong (agama) Allah dan 

Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang benar. (9) Orang-orang (Ansar) yang 

telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka 

(Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak 

mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada 

Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri 

meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari 

kekikiran itulah orang-orang yang beruntung.  (10) Orang-orang yang datang 

sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar) berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah 

kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami 

dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-

orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 

Penyantun lagi Maha Penyayang.”77 (QS al-H}aysr/59: 6-10) 

Regulasi tentang harta fa>‘i pada ayat-ayat di atas, merupakan jawaban 

terhadap situasi pasca-konflik yang terjadi antara pihak Rasulullah saw dengan 

Bani Na>d}ir yang melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Kronologi 

terjadinya peristiwa konflik tersebut ketika Amr bin Umayyah al-Da>rimi> dengan 

tanpa sengaja menyebabkan tewasnya dua orang Bani Kila>b. Oleh sebab itu, 

keluarga korban menemui Rasulullah saw untuk menuntut pertanggun jawaban 

dan ganti rugi.78 

 
77Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 378-379. 

78Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Aisar al-Tafa>sir li al-Kala>m al-´Aliyyi al-Kabi>r, jilid 7, h. 358..  
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Setelah tuntutan tersebut, Rasulullah saw kemudian berangkat ke 

perkampungan Bani N}a>d}ir yang berlokasi sekitar 2 mil dari pusat kota Madinah. 

Beliau meminta Bani Na>d}ir turut serta bertanggung jawab dengan ikut membayar 

ganti rugi. Ganti rugi tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang telah 

disepakati sebelumnya, yaitu turut bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada 

kota Madinah. Singkatnya,  pihak dari Bani Na>d}ir pun sepakat dan menyetujui 

pertanggungjawaban tersebut.79 

Namun, akal bulus dan pengkhianatan pun meraka rencanakan ketika mereka 

melihat kesempatan untuk menyingkirkan Rasulullah saw. Ketika Rasulullah saw 

dan rombongan sedang beristirahat untuk perjalanan pulang ke Madinah, meraka 

menggulingkan batu besar untuk mencelakakan Rasulullah saw. Namun melalui 

informasi wahyu, Rasulullah saw dan rombongan mengetahui rencana pembunhan 

tersebut. Hasilnya, Rasullullah saw berhasil lolos dan menghindari gelindingan 

batu besar yang di arahkan kepada rombingannya. Rasulullah saw kemudian 

menganggap kejadian tersebut sebagai sebuah pengkhianatan. Oleh sebab itu, 

setibanya di kota Madinah, Rasulullah saw menyatakan perang kepada Bani Na>d}ir 

atas pengkhianatannya.80  

Namun ketika terjadi pengepungan terhadap perkampungan Bani Na>d}ir, 

terjadi negosiasi yang berakhir pada pengusiran Bani Na>d}ir dari 

perkampungannya. Mereka (Bani Na>d}ir) harus pergi meninggalkan 

perkampungannya beserta harta-harta yang mereka miliki kecuali senjata dan 

kebun-kebun mereka. Harta-harta yang ditinggalkan oleh Bani Na>d}ir tersebut 

kemudian disebut dengan fa>‘i, yaitu harta yang diperoleh tanpa melalui jalan 

 
79Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Aisar al-Tafa>sir li al-Kala>m al-´Aliyyi al-Kabi>r, jilid 7,h. 359. 

80Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Aisar al-Tafa>sir li al-Kala>m al-´Aliyyi al-Kabi>r, jilid 7, h. 359. 
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pertumpahan darah. Rasulullah saw bersama pasukannya memperolehnya tidak 

melalui suatu pertempuran, melainkan dengan negosiasi.81  

Ketika beberapa kaum Muslimin menaruh keinginan atas kepemilikan dari 

sebagian harta tersebut. Maka ayat ini datang untuk mengatur dan menetapkan 

regulasi mengenai harta tersebut.82 

Adapun terkait dengan harta rampasan, secara umum dibagi atas tiga, yaitu, 

pertama harta rampasan berbentuk harta bergerak yang diperoleh secara damai 

tanpa melalui peperangan. Harta rampasan semacam ini adalah untuk Rasulullah 

saw secara khusus dan beliau bebas menggunakannya sesuai dengan keinginan 

beliau (QS al-H}asyr/59: 6). Kedua, harta rampasan fa>‘i berbentuk harta tidak 

bergerak yang dibagi dan didistribusikan untuk kemaslahatan-kemaslahatan 

umum sepeninggal Rasulullah saw (QS al-H{asyr/59: 7). Ketiga, ganimah. Ganimah 

merupakan harta rampasan yang diperoleh malalui jalur peperangan dan 

pertempuran.83 

Metode pembagian ganimah berbeda dari cara pembagian fa>‘i. Pembagian 

fa>‘i diuraikan pada QS al-H}asyr/56: 6-8. Disebutkan bahwa harta fa>‘i tidak untuk 

dibagikan kepada mereka yang sudah kaya, namun kepada fakir, miskin, anak 

yatim, dan Musa a.s.fir serta untuk kemaslahatan kaum muslimn.84 Adapun cara 

pembagian ganimah diuraikan pada QS al-Anfāl/8: 41.  

 
81Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Aisar al-Tafa>sir li al-Kala>m al-´Aliyyi al-Kabi>r, jilid 7, h. 359-

360.. 

82Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Aisar al-Tafa>sir li al-Kala>m al-´Aliyyi al-Kabi>r, jilid 7, h. 360. 

83Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqidah al-Syari’ah wa al-Minhaj, 
Juz XXVIII, h. 77-78. 

84Muh}ammad ´Ali> al-S}a>bu>ni>, S}awfah al-Tafa>si>r, Juz III (Cet. I; Kairo: Da>r al-S}a>bu>ni>, 1997 

M/ 1417 H), h. 330. 
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مُوْ ا
َ
نَّمَاۗۗوَاعْل

َ
نْۗۗۗغَنِمْتُمْۗۗۗا نَّۗۗۗشَيْءۗ ۗۗم ِ

َ
ِۗۗۗفَا ٰ سُوْلِۗۗۗخُمُسَهۗ ۗۗللِّ قُرْب ىۗۗوَلِذِىۗۗوَلِلرَّ

ْ
ىۗۗال م  يَت 

ْ
كِيْنِۗۗۗوَال مَس 

ْ
ۗوَال

بِيْلِۗۗۗوَابْنِۗ نْتُمْۗۗۗاِنْۗۗۗالسَّ
ُ
مَنْتُمْۗۗۗك

 
نَاۗۗوَمَآۗۗبِالٰلِّۗۗۗا

ْ
نْزَل
َ
ىۗۗا

 
فُرْقَانِۗۗۗمَۗيَوْۗۗۗعَبْدِنَاۗۗۗعَل

ْ
تَقَىۗۗيَوْمَۗۗۗال

ْ
نِۗ ۗۗال جَمْع 

ْ
ۗۗال

ىۗوَالٰلُّۗ
 
ۗۗعَل ِ

 
ل
ُ
ۗۗۗقَدِيْرۗ ۗشَيْءۗ ۗۗك

Terjemahnya:   

Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang 

maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada 

apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-
furqa>n (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa empat per lima dari harta ganimah 

dibagikan kepada mereka yang ikut berperang. Adapun seperlima sisanya 

dibagikan kepada kelompok yang sudah ditentukan, sebagaimana pada ayat di 

atas.85 

Adapun dalam rangkaian ayat-ayat yang mengatur tentang fa>‘i. Bahwa harta 

fa>‘i dibagi menjadi lima bagian, yang secara umum diberikan kepada kaum 

Muhajirn. Pemberian harta fa>‘i tersebut bertujuan untuk memulihkan ekonomi 

meraka. Mereka rela meninggalkan harta benda di Mekah untuk ikut berhijrah  ke 

Madinah demi berjuang bersama Rasulullah saw.86 

Dalam tafsirnya, al-Zuhaili> merinci peruntukan harta fa>‘i yang termuat pada 

ayat-ayat tersebut. Menurutnya, seperlimanya pertama dari harta fa>‘i tersebut 

merupakan hak Allah swt dan Rasul-Nya. Bagian ini merupakan hak Rasulullah 

saw semasa hidup beliau, kemudian setelah beliau meninggal dunia, maka 

dipergunakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan kaum Muslimin. Seperlima yang 

kedua merupakan hak kaum kerabat Rasulullah saw, yaitu Bani Hasyim dan Bani 

Mut}t}a>lib. Selanjutnya, ada bagian untuk anak-anak yatim, kaum fakir miskin, dan 

 
85Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an Sains, h. 83. 

86Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqidah al-Syari’ah wa al-Minhaj, 
Juz XXVIII, h. 77-78. 
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ibnu al-sabii>l . Adapun empat perlima sisanya adalah untuk kemaslahatan umum 

kaum Muslimin. Pembagian ini dilandaskan pada prinsip kesetaraan. Hal ini agar 

tidak terjadi dominasi dan monopoli harta oleh kaum-kaum elit yang kaya.87  

Pada rangaian ayat selanjutnya, disebutkan kebesaran hati dari  kaum Ansar. 

Mereka rela tidak menerima hak harta fa>‘i padahal mereka juga sedang 

membutuhkan. Oleh sebab itu, mereka diberikan apresiasi dan pujian yang tinggi 

atas kebesaran hati dan kerelaaannya tersebut.88 Pujian tersebut kemudian termuat 

pada QS al-H}aysr/59: 9. 

QS al-H}aysr/59: 9 turun dalam berkenan dengan kisah seseoarng dari kaum 

ansar yang bernama S|a>bit bin Qais bin Syamma>s. Dikisahkan bahwa ia 

menawarakn diri untuk membantu seseoarng yang mengadu kepada Rasulullah 

saw karena sedang dalam kelaparan. Dalam segala keterbatasannya, ia rela 

membantu dan memberi makan seseraong yang sedang kelaparan tersebut.89  

يمَ بْني كَثيير  ثَ نَا أبَوُحَدَّثَنِي يَ عْقُوبُ بْنُ إيبْ راَهي ثَ نَا فُضَيْلُ بْنُ   ، حَدَّ أُسَامَةَ، حَدَّ
يَ اللََُّّ عَنْهُ، قَالَ:   ثَ نَا أبَوُ حَازيمر الَأشْجَعييُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي غَزْوَانَ، حَدَّ

بَنِي  أتََى رَجُلٌ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََّّي، أَصَا
ئًا، فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ الجهَْدُ، فأََ  دْ عينْدَهُنَّ شَي ْ رْسَلَ إيلََ نيسَائيهي فَ لَمْ يَيَ

؟ُ فَ قَامَ رَجُلٌ مينَ الأنَْصَاري   لَةَ، يَ رْحََهُُ اللََّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: أَلَا رَجُلٌ يُضَي يفُهُ هَذيهي اللَّي ْ
مْرَأتَيهي: ضَيْفُ رَسُولي اللََّّي لَ اللََّّي، فَذَهَبَ فَ قَالَ: أَنََ يََ رَسُو   إيلََ أَهْليهي، فَ قَالَ لاي

ئًا، قاَلَتْ: وَاللََّّي مَا عينْديي إيلاَّ قُوتُ   رييهي شَي ْ صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ لَا تَدَّخي
يَةُ العَشَاءَ فَ نَ و يمييهيمْ  ب ْ يَةي، قَالَ: فَإيذَا أرَاَدَ الص ي ب ْ رَاجَ  ، وَتَ عَالََْ فأََ الص ي طْفيئيي الس ي

لَةَ، فَ فَعَلَتْ، ثَُُّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللهُ  وَنَطْويي بطُوُنَ نَا اللَّي ْ
 

87Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqidah al-Syari’ah wa al-Minhaj, 
Juz XXVIII, h. 77-87. 

88Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqidah al-Syari’ah wa al-Minhaj, 
Juz XXVIII, h. 77-87. 

89Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqidah al-Syari’ah wa al-Minhaj, 
Juz XXVIII, h. 77-78. 
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بَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ  كَ  -عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ قَالَ: »لَقَدْ عَجي مينْ فُلَانر   -أوَْ ضَحي
 لبخاري() رواه ا 90وَفُلانَةََ 

Artinya: 

Menceritakan kepada kami Ya’qu>b dan Ibra>him bin Kas \i>r, menceritakan kepada 

kami Abu> Usamah, menceritakan kepada kami Fud}Ail biin Gazwa>n, 

menceritakan kepada kami Abu> H}a>zm al-Asja’i>, dari Abu> Hurairah berkata: 

seorang laki-laki datang menjumpai Rasulullah saw, kemudian ia berkata, 

“Wahai Rasulullah, saya sedang dalam kesulitan ekonomi dan kelaparan. Lalu 

beliau meminta seseorang untuk menemui istri-istrinya, dan menanyakan 

apakah mereka memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu orang 

itu. Namun ternyata para istri beliau tidak memiliki apa-apa yang bisa 

digunakan untuk membantu orang tersebut. Lalu beliau berkata, “Apakah  

seseorang di antara kalian yang berkenan menjamu laki-laki ini malam ini, 

semoga Allah SWT merahmatinya.” Lalu seorang laki-laki Ansar berdiri dan 

berkata, “Saya Wahai Rasulullah.” Lalu ia pun pulang dan berkata kepada 

istrinya, “Ia adalah tamu Rasulullah, gunakanlah apa pun yang kamu punya 

untuk memberinya suguhan.” Lalu istrinya berkata, “Sungguh, aku tidak punya 

apa-apa kecuali hanya makanan untuk anak-anak kita.” Lalu ia berkata, “Jika 

anak-anak minta makan malam, maka tidurkanlah mereka. Kemarilah kamu dan 

matikanlah lampu (penerangan), malam ini kita tidak makan.” Lalu istrinya pun 

melakukannya. Kemudian pada keesokan harinya, Iaki-laki itu pergi menemui 

Rasulullah saw, dan berkata, ”Sungguh Allah SWT merasa kagum atau 

tersenyum terhadap fulan dan fulanah.” (HR al-Bukha>ri>) 

Penejelasan di atas merupakan  di atas merupakan merupakan penetapan 

regulasi terkait harta rampasan. Fa>‘i yang merupakan harta rampasan yang 

diperoleh dari musuh tanpa pertempuran (tanpa mengerahkan kuda dan unta), 

metode pembagiannya berbeda dari pembagian ganimah. Pembagian fa>‘i diuraikan 

pada QS al-H}asyr/56: 6-7 sedangkan ganimah di atur pada  QS al-Anfa>l/8: 41. 

e. al-Rakbu dan Rukba>n 

Kata al-rakbu dan rukba>n merupakan bentuk plural dari ra>kib91 yang berarti 

orang yang menunggangi atau orang yang sedang mengendarai kendaraan. Kata 

 
90Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>´i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz VI, h. 148. 

91Jala>l al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Mah{alli> dan Jala>l al-Di>n ‘Abd al-Rah}man bin Abi> 

Bakr al-Suyu>t}i>, Tafsi>r al-Jala>lain (Cet. I; Kairo: Da>r al-Hadi>s\, t.th), h. 52. 
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tersebut merupakan ism fa>’il dari kata rakiba.92  Kata al-rakbu termuat dalam QS 

al-Anfa>l/8: 42, sedangkan kata rukba>n terdapat pada QS al-Baqarah/2: 239. 

Konteks kata rukban pada QS al-Baqarah/2: 239, yang berarti orang-orang 

yang sedang menunggangi hewan atau orang-orang yang sedang berkendara, dapat 

dimaknai dengan penunggang/pengendara (ra>kib) dalam keadaan salat. Artinya 

orang yang berkendara sambil melaksanakan salat. Oleh sebab itu, QS al-

Baqarah/2: 239 disebut sebagai dalil terkait persoalan salat saat berkendara.93 Pada 

ayat tersebut diterangkan bahwa diperbolehkan untuk salat sambil berjalan atau di 

atas kendaraan jika terjadi situasi tertentu yang dianggap membahayakan atau 

bahkan sekedar mengkhawatirkan sesuatu. 94 Salat dalam situasi seperti ini disebut 

dengan salat khauf.95 Kebolehannya sebagiamana juga yang dijelasakan pada 

sabda Rasulullah saw ketika menjawab pertanyaan Ibnu ‘Umar tentang tata cara 

salat di atas perahu. 

لْكُوفَةي،  ُّ بِي بَانِي ثَ نَاأَخْبَ رَنََ أبَوُ الَْْسَني عَلييُّ بْنُ مَُُمَّدي بْني عُقْبَةَ الشَّي ْ مَُُمَّدُ   حَدَّ
ثَ نَابْني أَبِي الُْْسَيْْي،  الُْْسَيْْي بْنُ  ثَ نَا جَعْفَرُ بْنُ  الْفَضْلُ  حَدَّ بْنُ دكَُيْْر، حَدَّ

ُّ صَلَّى اللهُ  هْرَانَ، عَني ابْني عُمَرَ، قَالَ: سُئيلَ النَّبِي بُ رْقَانَ، عَنْ مَيْمُوني بْني مي
لَ: كَيْفَ أُصَل يي فِي السَّفيينَةي؟ قَالَ:  عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَني الصَّلَاةي فِي السَّفيينَةي، فَ قَا

 )رواه الْاكم( 96قَائيمًا إيلاَّ أَنْ تََاَفَ الْغَرَقَ صَل ي فييهَا 

 
92Ah}mad Mukhta>r ‘Abd al-H}ami>d ´Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyah al-Mu’a>s}a>rah, Juz 

II, h. 932. Lihat juga, Abu> Muh}ammad bin al-H}usaain bin Mas’u>d al-Bagawi>, Ma’a>lim al-Tanzi>l fi> 
Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz I (Cet. I; Beirut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1429 H), h. 287. Lihat juga, Abu> 

H}ayya>n Muh}ammad bin Yu>suf bin H}ayya>n As\i>r al-Di>n al-Andalusi>, al-Bah}r al-Muh}i>t} fi al-Tafsi>r, 
Juz II (Beirut: Da>r al-Fikr, 1420 H), h. 514. 

93Abu> al-Qa>sim al-H}usain bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Tafsi>r al-Ra>gin al-As}faha>ni> 
(Cet. I;  t.tp: Ja>mi’ah T}ant{a>, 1999 M/1420 H), h. 494. 

94Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad Syams al-Di>d al-Qurt|u>bi>, al-Ja>mi’ al-Ah}ka>m, Juz 

III, h. 223. 

95Zain al-Di>n ‘Abd al-Rah}man bin Ah}mad bin Rajab al-H}anbali>, al-Ja>mi’ li Tafsi>r al-Ima>m 
Ibnu Rajab al-H}anbali>, Juz I (Cet. I; Saudi Arabia; Da>r al-‘As}a>mah, 2001 M/1422 H), h. 185. 

96Abu> ‘Abdilla>h al-H}a>kim bin ;Abdulla>h bin Muh}ammad bin Hamdawiyah bin Nu’aim bin 

al-H}a>kim, al-Mustadrak ‘ala> al-S{ah}ih{ain, Juz I (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990 M/ 

1411 H), h. 409. 
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Artinya: 

Mengabarkan kepada kami Abu> al-H}asan ‘Ali> bin Muh}ammad bin ‘Uqabah al-

Syaiba>ni>, menceritakan kepada kami Muh}ammad bin al-H}uasain bin Abi> al-

H}usain, menceritakan kepada kami al-Fad}lu bin Dukain, menceritakan kepada 

kami Ja’far bin Burqa>n, dari Maimu>n bin Mihra>n, daro Ibnu ‘Umar, dia berkata: 

Ditanyakan kepada Nabi Muhammad saw tentang salat di atas perahu, maka ia 

bersabda: Salatlah dengan berdiri kecuali engkau takut akan tenggelam (HR al-

H}a>kim)  

Adapun tata cara salat saat berkendara dijelaskan oleh ulama fikih. Ketika 

salat di atas kendaaan, maka gugur kewajiban untuk menghadap kiblat. Namun, 

kewajiban menghadap kiblat tetap harus dilakukan ketika memulai salat dengan 

takbirah al-ih}ra>m. Sedangkan gerakan salat lainnya, seperti sujud dan ruku, jika 

tidak memungkinkan maka cukup dengan menundukkan kepala.97 

Adapun kata al-rakbu yang terdapat pada QS al-Anfa>l/8: 42 menunjuk 

kepada kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Saat itu, kaum Muslimin tanpa 

sengaja bertemu dengan kafilah Abu Sufyan. Posisi kaum Muslimin ketika itu,  

berada di pinggir lembah yang dekat dengan Madinah. Tempat itu lembek dan 

membuat kaki terbenam di dalamnya. Sementara itu, kaum Musyrik dibawah 

pimpinan Abu Sufyan, berada di pinggir lembah yang jauh dari Madinah ke arah 

Mekah. Tempat mereka dekat dengan air dan berada di dekat pantai.98 

Konteks kata al-rakbu pada kisah ayat tersebut dapat dinterpretasikan 

kepada dua makna yang berbeda. Pertama, kata al-rakbu yang berasal dari akar 

kata rakiba, secara etimologis berarti naik atau mengangakat sesuatu ke atas 

tunggangan. Makna ini menunjuk kepada posisi yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, 

 
97Abdul Qadir al-Rahbawi, al-S}ala>h ‘ala al-Maz\ahib al-Arba’ah ma’a Adillah Ah}ka>miha>, 

terj. Nurdin Apud Sarbini, Shalat Empat Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali (Cet. II; Jakarta 

Timur: Akbar Media,  2017), h, 375. 

98H}ikmat bin Basyi>n bin Ya>si>n, Mausu’ah al-S}ah}i>h al-Masbu>r min al-Tafsi>r bi al-Ma’s\u>r, 
Juz II (Cet. I; Madinah; Da>r al-Ma’a>s\ir, 1999 M/ 1420 H), h. 407. 
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kata ini menunjukkan letak kaum muslimin yang berada ditempat yang lebih tinggi 

dari pada tempat yang ditempati oleh kafilah Abu> Sufyan.99  

Makna ini sebagaimana QS al-Anfa>l/8: 42 yang menceritakan bahwa posisi 

kafilah Abu Sufyan berada di sebuah lembah yang dekat dengan pantai. Artinya, 

letak tempat yang ditempati oleh kaum Muslimin lebih tinggi dibandingankan 

dengan yang ditempati oleh Abu Sufyan bersama kafilahnya. Hal ini 

menununjukkan posisi kafilah Abu Sufyan berada di dekat pantai yang 

notabenenya merupakan dataran rendah. 

Adapun makna yang kedua, kata al-rakbu merupakan bentuk plural dari kata 

ra>kib (ism fa>’il) yang berarti orang yang menunggangi unta atau kendaraan. Oleh 

sebab itu, kata al-rakbu berarti beberapa penunggang unta. Pada konteks ini 

menunjuk kepada makna sebuah kafilah.100 Dalam tradisi orang Arab, sebuah 

kafilah yang melakuan sebuah perjalanan membawa bebarapa unta sebagai alat 

transportasi. Olehnya itu, al-rakbu pada ayat tersebut dapat berarti beberapa orang 

penunggang unta. Dalam hal ini, menunjuk kepada Abu> Sufyan bersama kafilahnya 

yang menunggangi unta.     

f. Rakka>b 

Kata rakkab termuat dalam QS al-Infit}a>r/82: 8 yang membecirakan tentang 

penciptaan manusia. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt menciptakan 

sesuai apa yang ia kehendaki. Penciptaan tersebut berkaitan dengan apakah 

penciptaannya menyerupai ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, atau 

 
99Ibra>him bin Isma>´i>l al-Abya>ri>, al-Mausu’ah al-Qur’a>niyah, Juz IV (t.tp; Muassasah Sajil 

al-‘Arab, 1405 H), h. 184. 

100Muh}ammad Mutawalli> al-Sya’ra>wi>, Tafsi>r al-Sya’ra>wi, Juz VIII (t.tp: Akhba>r al-Yaum, 
1997), h. 4713. 
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menyerupai siapapun dari garis keturunannya.101 Sumber penciptaan tersebut, 

sebagaimana yang tertulis dalam sabda Nabi Muhammad saw.   

ثَ نَا أَحََْدُ بْ  ثَ نَا شَبَابٌ  نُ الُْْسَيْْي بْني نَصْرر حَدَّ اءُ الْبَ غْدَادييُّ، حَدَّ الَْْذَّ
ثَ نَا مَاليكُ بْنُ  ، حَدَّ ثَ نَا أَبِي ، حَدَّ ثَ نَا أنَُ يْسُ بْنُ سَوَّارر الْجرَْمييُّ الْعُصْفُرييُّ، حَدَّ

ُ جَ الْْوَُيْريثي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ  لَّ ذيكْرهُُ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " إيذَا أرَاَدَ اللََّّ
أَنْ يََْلُقَ النَّسَمَةَ , فَجَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأةََ طاَرَ مَاؤُهُ فِي كُل ي عيرْقر وَعَصَبر 

نَهُ وَبَ يَْْ  ُ لَهُ كُلَّ عيرْقر بَ ي ْ ن ْهَا , فَإيذَا كَانَ يَ وْمُ السَّابيعي أَحْضَرَ اللََّّ آدَمَ , ثَُُّ قَ رَأَ    مي
  واه الطبرانِ(ر ) 102ركََبَّكَ  فِي أَي ي صُورةَر مَا شَاءَ 

Artinya: 

Menceritakan kepada kami Ah}mad bin al-H}usain bin Nas}r al-H}az\z\a>’ al-

Bagda>di>, mencritakan kepada kami Syabba>b al-‘As}furi>, menceritakan kepada 

kami Anis bin Sawwa>r al-Jarmi>, menceritakan kepada kami ayahku, 

menceritakan kepada kami al-H}uwairis\, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: 

Apabila Tuhan ingin menciptakan jiwa, maka seorang pria melakukan 

hubungan suami istri dengan seorang wanita, airnya memercik ke setiap 

pembuluh darah dan saraf wanita itu,  Pada hari ketujuh, Tuhan membawa 

setiap pembuluh darah antara dia dan Adam, lalu dia membacakan fi ayyi 
s}u>ratin ma> sya>’a rakabbak (Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia 

menyusun (tubuh)-mu). (HR al-T}abra>ni>) 

Kata rakkab yang secara etimlogis berarti angkat-mengangkat sesuatu ke 

atas menunjukkan posisi terhadap sesuatu yang lebih tinggi dan lebih di atas. Pada 

konteks ayat ini dapat di artikan susun-menyusun. Oleh sebab itu, dalam ayat ini 

rakkab diartikan dengan nasab dan garis keturunan yang tersusun dari ayah hingga 

keturunan yang paling atas. Dalam artian, ayat ini menjelaskan bahwa Allah 

menciptakan manusia menyerupai siapapun yang berada di atas garis 

keturunannya.103 

 
101Abu> al-Lais\ Nas}r Muh}ammad bin Ah}mad bin Ibra>hi>m al-Samarqandi>, Bah}r al-‘Ulu>m, Juz 

III (t.d), h. 554. Lihat juga, Abu> al-H}asan ´Ali> bin Ah}mad al-Wa>h}idi, al-Wasi>t fi> Tafsi>r al-Qur’a>n 
al-Maji>d, Juz IV (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994 M/1415 H), h. 433.  

102Abu> al-Qa>sim Sulaima>n bin Ah}mad bin Ayyu>b al-T}abra>ni>, al-Mu’jam al-S}agi>r, Juz I (Cet. 

I; Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1985 M/ 1405 H), h. 82.  

103Abu> al-Muz}fir Mans}u>r bin Muh}ammad bin ‘Abd al-Jabba>r al-Sam’a>ni>, Tafsi>r al-Qur’a>n, 
Juz VI (Cet. I; Riyad: Da>r al-Wat}an, 1997 M/1418 H), h. 174. 
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Sementara itu, al-Zamakhsyari> memberikan pemahaaman yang berbeda. 

Kalimat Dia menyusun (tubuh)-mu) ditafsirkan oleh al-Zamakhsyari> bahwa Allah 

swt menciptakan dan meyusun tubuh manusia dengan susunan dan penciptaan 

yang baik.104 Dari penafsiran ini dapat ditemukan pengertian lain dari kata rakkab. 

Kata rakkab pada ayat tersebut merupakan bentuk dan susunan tubub manusia. 

Allah mencipatan manusia dengan menyusun  susunan daging dan tulang belulang 

serta organ-organ dengan sempurna. Susunan penciptaan tersebut disusun 

sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah swt. 

g. Mutara>kib 

Kata muta>rakib terulang sekali dalam al-Qur’an105 yang merupakan bentuk 

kata yang menunjukkan tempat (ism maka>n) . Kata ini berasal dari kata tara>kaba-

yatara>kabu yang berarti saling naik-menaiki.106 Dalam konteks etimologisnya, 

kata ini dapat diartikan tempat tunggang menunggangi atau tempat naik menaiki 

tunggangan.107  

Sementara itu,  dalam konteks penggunaan kata mutara>kib pada QS al-

‘An’a>m/6: 99, dapat ditemukan pengertian “tempat tumbuh menumbuhi”. 

Sebagaimana Ibnu Kas\i>r menjelaskan bahwa ayat tersebut menggambarkan 

bagaimana Allah swt menyburkan tanah, kemudian di dalam tanah tersebut biji-

bijian dibelah lalu tumbuhlah tanaman yang keluar ke atas tanah.108 Konteks 

makna  ini sebagaimana diterdapat dalam QS Ya>si>n/36: 33-36. 

 
104Abu> al-Qa>sim Mah}mu>d bin ‘Amru> bin Ah}mad al-Zamakhsyari>, al-Kasysya>f ‘an H}aqa>’iq 

al-Tanzi>l, Juz IV (Cet. III; Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1407 H), h. 715. 

105Muh}ammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi>, al-Mu’jam al-Mufahharas li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m,, 

h. 324 

106Ah}mad Mukhta>r ‘Abd al-H}ami>d ́ Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyah al-Mu’a>s}a>rah, Juz 

II, h. 932. 

107Abu> al-Qa>sim al-H}usai>n bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-
Qur’a>n, h. 363 

108Abu> al-Fida>´ Isma>´i>l bin ´Umar bin Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m,Juz III, h. 306. 
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يَةۗ 
 
هُمُۗۗۗوَا

َّ
رْضُۗۗۗل

َ
ا
ْ
مَيْتَةُۗۗۗال

ْ
هَاۗۗۗ ال حْيَيْن 

َ
خْرَجْنَاۗۗا

َ
اۗۗمِنْهَاۗۗوَا وْنَۗۗۗفَمِنْهُۗۗۗحَبًّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
نَاۗۗيَأ

ْ
ۗۗۗفِيْهَاۗۗوَجَعَل ۗۗجَنٰت 

نْۗ ۗۗم ِ يْل  خِ
َّ
ۗۗن عْنَاب 

َ
ا رْنَاۗوَّ فَجَّ عُيُوْنِۗ ۗمِنَۗۗفِيْهَاۗوَّ

ْ
وْاۗال

ُ
ل
ُ
ك
ْ
تْهُۗۗوَمَاۗثَمَرِه ۗ ۗمِنْۗۗلِيَأ

َ
يْدِيْۗۗعَمِل

َ
اۗۗۗۗ هِمْۗا

َ
فَل

َ
ۗۗا

رُوْنَۗ
ُ
نَۗۗيَشْك ذِيْۗۗسُبْح 

َّ
قَۗۗال

َ
زْوَاجَۗۗخَل

َ
ا
ْ
هَاۗال

َّ
ل
ُ
اۗك رْضُۗۗتُنْْۢبِتُۗۗمَِِّ

َ
ا
ْ
نْفُسِهِمْۗۗوَمِنْۗۗال

َ
اۗا اۗوَمَِِّ

َ
ۗل

مُوْنَۗ
َ
ۗۗيَعْل

ۗ
Terjemahnya: 

(33).  Suatu tanda (kekuasaan-Nya) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus 

lalu) Kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian kemudian 

dari (biji-bijian) itu mereka makan. (34). Kami (juga) menjadikan padanya 

(bumi) kebun-kebun kurma dan anggur serta Kami memancarkan padanya 

beberapa mata air (35). agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil 

usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur? (36) Maha Suci 

(Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa 

yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang 

tidak mereka ketahui.109 

Selain sudut pandang penafsiran di atas, kata mutara>kib juga menunjukkan 

kesuburan tanaman  sebagai rezeki dari Allah swt. Digambarkan bahwa, kesuburan 

tersebut disebabkan air yang diturunkan (hujan) oleh Allah swt. Oleh sebab itu, 

tanaman-tanaman dapat tumbuh dengan baik dan subur.110 Kata mutara>kib 

tersebut menggambarkan bahwa pada setiap tanaman terdapat tangkai, biji dan 

buah yang melimpah, yang pada setiap tempat dapat ditumbuhi tangkai dan pucuk 

yang baru di atasnya.111  

Dua sudut pandang penafsiran di atas, meskipun berbeda, tetapi tetap  pada 

makna etimologis dari kata rakiba itu sendiri. Kata rakiba> berarti sesuatu yang 

 
109Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 442. 

110Abu> al-Baraka>t ‘Abdulla>h bin Ah}mad H}afiz} al-Di>n al-Nasafi>, Mada>rik al-Tanzi>l wa 
H}aqa>iq al-Ta’wi>l, Juz I (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kalam al-T}ayyib, 1998 M/ 1419 H), h. 525. 

111Abu> Mans}u<r Muh}ammad bin Mah}mu>d al-Maturidi>, Ta’wi>la>t Ahl al-Sunnah, juz IV (Cet. 

I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005 M/ 1426 H), h. 187. Lihat juga, Abu al-H}asan ´Ali> 

Muh{ammad bin Muh}ammad al-Mawardi>, al-Nukat wa al-´Uyu>n, Juz II, h. 148.Lihat juga, Abu> 

Muh}ammad bin al-H}usaain bin Mas’u>d al-Bagawi>, Ma’a>lim al-Tanzi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz II 

(Cet. I; Beirut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1429 H), h. 147. Lihat juga, Abu> al-H{asan ‘Ala> al-Di>n 

´Ali bin Muh{ammad bin Ibra>hi>m al-Kha>zin, Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma>’a>ni> al-Tanzi>l, Juz II (Cet. I; 

Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1415 H), h. 111.  
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naik atau di angakat ke atas. Oleh sebab itu, mutara>kib dapat di artikan suatu 

tempat yang saling tumbuh menumbuhi.  

Pada penafsiran pertama, kesuburan yang terjadi pada tanaman digambarkan 

dengan sebuah biji. Sebuah tamanan yang asalnya hanya dari sebuah biji, dapat 

tumbuh, yang batangnya “naik” ke atas tanah. Pada penafsiran ini, mutara>kib 

memilki arti “tanah yang subur”, yaitu suatu tempat dimana tumbuhan dapat 

tumbuh di atasnya.Sementara pada penafsiran yang kedua, sebuah tanaman yang 

subur, “di atas” setiap batangnya, tumbuh berbagai tangkai, daun dan buah-

buahan. Jadi, kata mutara>kib pada penafsiran ini dapat diartikan sebagai 

“tumbuhan yang subur.” Tumbuhan tersebut dapat muncul dan tumbuh tangkai 

yang baru serta daun dan buah-buahan “di atas” tangkainya.  

Dari semua kata yang merupakan bentukan rakiba di atas, tidak semua 

memilki makna dan membicarakan transportasi. Beberapa di antaranya berbicara 

tentang penciptaan, misalnya kata rakkab pada QS al-Infit}a>r/82: 8 yang 

membicarakan tentang penciptaan tubuh manusia atau kata mutara>kib pada QS al-

‘An’a>m/6: 99 yang menunjukkan makna kesuburan pada tumbuhan. 

B.  Term-Term yang Memilki Makna Transportasi dalam al-Qur’an 

1. H}aml 

Secara etimologis, kata h}aml merupakan bentuk mas}dar dari h}amala, 

yah}milu.  Kata yang berasal dari akar kata tersebut memilki makna asli memikul 

atau membawa, baik dalam arti fisik yang biasa disebut beban, maupun secara 

bat}iniah, seperti anak yang berada di dalam kandungan ibunya. Selain itu, air yang 

terdapat pada awan dan buah pada pohon juga disebut h}aml.112 

Dari arti aslinya tersebut, terjadi perkembangan makna pada pemakaiannya 

yang menyesuaikan dengan konteks penggunaannnya. Misalnya, orang yang hafal 

 
112M. Quraish Shihab ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid  I, (Cet. I; Jakarta: 

Lentera hati, 2007), h. 284. 
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dan memahami al-Qur’an disebut ha>mil al-Qur'a>n, malaikat yang memikul Arsy 

disebut ha>malah al-‘arsy, unta pengangkut logistik disebut dengan hamu>lah. dll. 

Selain itu, kata h}aml juga berarti kotoran yang dibawa oleh aliran air, atau h}amalah 

al-bah}r berarti barang yang keluar dari laut. Semua pengertian tersebut tetap 

mengacu kepada makna asli dari kata h}aml di atas.113 

Kata h}aml di dalam al-Qur’an terulang 64 kali dengan berbagai bentuk 

derivasinya.114 Dari 64 kali pengulangannya dalam al-Qur’an, beberapa di antara 

penggunaanya membicarakan atau memilki makna transportasi. Misalnya kata 

hamu>lah pada QS al-An’a>m/6: 142, kata tah}milu pada QS al-Nah}l/16: 7, kata h}iml 

pada QS Yu>suf/12: 72, serta kata h}amal pada QS al-Isra>/17: 70 dan QS Ya>si>n/36: 

41.    

نْعَامِۗۗوَمِنَۗ
َ
ا
ْ
ةًۗۗال

َ
فَرْشًاۗۗحَمُوْل وْاۗۗۗ وَّ

ُ
ل
ُ
اۗك مُۗۗمَِِّ

ُ
اۗالٰلُّۗۗرَزَقَك

َ
بِعُوْاۗوَل تِۗۗتَتَّ نِۗ ۗخُطُو  يْط  مْۗۗاِنَّهۗ ۗالشَّ

ُ
ك
َ
ۗل

ۗ ۗعَدُوۗ  بِيْن  ۗۗۗمُّ

Terjemahnya: 

Di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan 

ada (pula) yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah 

kepadamu. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya 

dia adalah musuh yang nyata bagimu.115 (QS al-An’a>m/6: 142) 

ۗوَۗ
ُ
مِل حْ

َ
حِيْم ۗ ۗت ۗرَّ رَءُوْف 

َ
مْۗل

ُ
ۗرَبَّك نْفُسِۗ اِنَّ

َ
ا
ْ
ۗال ِ

اۗبِشِق 
َّ
لِغِيْهِۗاِل وْنُوْاۗب 

ُ
مْۗتَك

َّ
ۗل د 

َ
بَل ىۗ

 
مْۗاِل

ُ
ك
َ
ثْقَال

َ
 ا

Terhemahnya: 

Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup 

mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang.116 (QS al-Nah}l/16: 7) 

 
113M. Quraish Shihab ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid  I, h. 284. 

114Muh}ammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi>, al-Mu’jam al-Mufahharas li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m , 
h. 218-219. 

115Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 146. 

116Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 268 
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وْا
ُ
مَلِكِۗۗصُوَاعَۗۗنَفْقِدُۗۗقَال

ْ
ۗۗۗبِهۗ ۗجَاۤءَۗۗوَلِمَنْۗۗال

ُ
ۗۗبَعِيْرۗ ۗۗحِمْل

 
نَا
َ
ا ۗۗۗزَعِيْمۗ ۗبِهۗ ۗۗوَّ

Terjemahnya: 

Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat 

mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan 

aku jamin itu.”117 (QS Yu>suf/12: 72) 

قَدْۗ
َ
مْنَاۗوَل رَّ

َ
دَمَۗۗبَنِي ْۗۗك

 
هُمْۗۗا ن 

ْ
بَر ِۗۗۗفِىۗوَحَمَل

ْ
بَحْرِۗۗال

ْ
هُمْۗۗوَال نَۗۗوَرَزَقْن  تِۗۗم ِ ب  ِ

ي  هُمْۗۗالطَّ ن 
ْ
ل ىۗۗوَفَضَّ

 
ۗعَل

ثِيْرۗ 
َ
نْۗۗك قْنَاۗۗمِ َِّ

َ
اتَۗۗخَل

ً
ۗࣖۗۗۗفْضِيْل

Terjemahnya:  

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di 

darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-

baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan 

dengan kelebihan yang sempurna.118 (QS al-Isra>/17: 70) 

نَّاۗۗ
َ
هُمْۗا

َّ
ۗل يَة 

 
نَاۗوَا

ْ
مَشْحُوْنِۗۗحَمَل

ْ
كِۗال

ْ
فُل
ْ
ال تَهُمْۗفِىۗ يَّ ِ

 ذُر 

Terjemahnya: 
Suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa Kami mengangkut 

keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.119 (QS Ya>si>n/36: 41) 

Kata hamu>lah hanya disebut sekali dalam al-Qur’an. Ha}mu>lah sendiri berarti 

hewan pembawa/pengangkut barang. Sementara kata h}iml berartu beban. Kata 

tersebut terulang 3 kali dalam al-Qur’an.120 Namun hanya penggunaannya pada QS 

Yu>suf/12: 70 yang berkaitan dengan transportasi. Dalam konteks QS Yu>suf/12: 70, 

h}iml berarti beban yang dapat dipikul oleh unta sebagai kendaraan pengangkut 

logistik.  

Kata h}amal dalam QS Ya>si>n/36: 41 dan QS al-Isra>’/17: 70 serta tah}milu pada 

QS al-Nah}l/16: 7, yang merupakan bentuk kata kerja (fi’il) dari kata h}amala,  

semuanya menyebut fungsi transportasi. Kata h}amal-yah}milu yang berarti 

 
117Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 244. 

118Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 289. 

119Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 443. 

120M. Quraish Shihab ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid  I, h. 284. 
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membawa, memilki makna “sebagai angkutan”121 yang dapat membawa 

penumpang dan barang. Hal ini sebagaimana fungsi transportasi yang secara umum 

disebut dalam al-Qur’an sebagai alat angkutan. 

2. Jara> 

Kata jara> dengan segala bentuk derivasinya disebut 63 kali di dalam 43 surah, 

terdiri dari kata jara>, tajri>, jarayna>, tajriyah, yajri>, ja>riyah, jawa>r, dll.122 Secara 

etimologis kata jara> berarti mengalirkan sesuatu dengan deras.123 

Semua bentuk derivasi kata jara> yang menunjukkan makna transportasi 

berbicara tentang transportasi air. Penggunaan kata jara> dalam al-Qur’an yang 

menunjukkan makna transportasi ialah bentuk kata tajri> dan ja>riyah. Contoh 

penggunakan kata tajri> yang bermakna transportasi dapat ditemukan pada QS al-

Ru>m/30: 46 dan QS al-Ja>s]iyah/45: 12, sedangkatn kata ja>riyah terdapat pada QS 

al-H}a>qqah/69: 11 dan QS Z|a>riya>t/51: 3. 

تِه  ۗۗوَمِنْۗ ي 
 
نْۗۗا

َ
ۗۗا

َ
حَۗۗيُّرْسِل ي  ۗۗالر ِ ت  ر  مْۗۗمُبَش ِ

ُ
لِيُذِيْقَك نْۗۗوَّ حْمَتِهۗ ۗم ِ كُۗۗوَلِتَجْرِيَۗۗرَّ

ْ
فُل
ْ
مْرِهۗ ۗال

َ
ۗۗبِا

مْۗۗفَضْلِهۗ ۗمِنْۗۗوَلِتَبْتَغُوْا
ُ
ك
َّ
عَل
َ
رُوْنَۗۗوَل

ُ
ۗۗۗتَشْك

Terjemhnya: 

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin 

sebagai pembawa berita gembira agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-

Nya, agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, agar kamu dapat mencari 

sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.124 (QS al-Ru>m/30: 46) 

لٰلُّۗ
َ
ذِيْۗۗا

َّ
رَۗۗال مُۗۗسَخَّ

ُ
ك
َ
بَحْرَۗۗل

ْ
كُۗۗلِتَجْرِيَۗۗال

ْ
فُل
ْ
مْرِهۗ ۗفِيْهِۗۗال

َ
مْۗۗفَضْلِهۗ ۗمِنْۗۗوَلِتَبْتَغُوْاۗبِا

ُ
ك
َّ
عَل
َ
ۗوَل

رُوْنَۗ 
ُ
ۗۗۗتَشْك
ۗ

Terjemahnya: 

 
121Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin ´Umar Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, Mafa>tih} al-Gaib, Juz XXVI, 

h. 282 

122M. Quraish Shihab ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 389. 

123Ah{mad bin Fa>ris bin Zakatriya>, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz I, h. 448. 

124Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 409. 
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Allahlah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat 

berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, agar kamu dapat mencari sebagian 

karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.125 (QS al-Ja>s\iyah/45: 12) 

اۗاِنَّا مَّ
َ
مَاۤءُۗۗطَغَاۗل

ْ
مْۗۗال

ُ
ك ن 

ْ
جَارِيَةِ ۗۗۗفِىۗحَمَل

ْ
ۗۗۗال

ۗ
Terjemahnya: 

Sesungguhnya ketika air naik (sampai ke gunung), Kami membawa (nenek 

moyang)-mu ke dalam (bahtera) yang berlayar.126 (QS al-H}a>qqah/69: 11) 

تِۗ ج رِي 
ْ
ۗۗۗيُسْرًاۗ ۗۗفَال

Terjemahnya:  

Demi (kapal-kapal) yang melaju (di atas air) dengan mudah.127  (QS Z|a>riya>t/51: 

3) 

Kata tajri> pada QS al-Ru>m/30: 46 dan QS Ja>s\iyah/45: 12 menunjukkan 

pergerakan sebuah kapal di atas lauatan.128 Secara rinci pada QS al-Ru>m/30: 46,  

dapat ditemukan gambaran bahwa kapal-kapal yang bergerak di atas lautan 

bergerak dengan tenaga angin.129 Adapun jariyah diartikan sebagai kapal atau 

perahu130 yang berlayar.131 Pada QS al-H}a>qqah/59: 11, kata al-ja>riyah yang 

diartikan sebagai kapal, berkonteks pada kisah bahtera nabi Nuh yang berlayar 

tanpa ada tempat berhenti ketiak air bah melanda negerinya, sampai menggenangi 

gunung yang tertingggi sekalipun. Kemudian dalam QS al-Z|a>riya>t/51: 3, melalui 

 
125Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya,h. 499. 

126Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 567. 

127Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 520. 

128Abu> Ja´far Ah}mad bin Ibra>hi>m bin al-Zubair al-S|aqafi> al-Garna>t}i>, Mala>k al-Ta’wi>l min 
A<y al-Tanzi>l, Juz II (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiya>h, t.th), 401. 

129Jama>l al-Di>n Abu> al-Farj ‘Abd al-Rah}man bin ´Ali> bin Muh{ammad al-Jauzi>, Za>d al-Masi>r 
fi> ‘Ilm al-Tafsi>r, Juz III (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1422 H), h. 426. 

130Abu Ish}a>q Ibra>hi>m bin al-Sirri> al-Zuja>j, Ma´a>ni> al-Qura>n wa I’ra>buh, Juz V, h. 51. 

131Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin ‘Isa> bin Muh}ammad al-Mizzi> Ibnu Zamani>n, 

Tafsi>r al-Qur’an al-‘Azi>z, Juz IV (Cet. I; Kairo: al-Faru>q al-H}adis\iyah, 2002 M/ 1423 H), h. 282. 
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kata al-ja>riya>t, Allah swt menggambarkan secara umum keadaan kapal yang 

berlayar, tanpa mengaitkannya dengan suatu peristiwa.132 

Dari kata tajri> dan ja>riyah pada ayat-ayat di atas, dapat ditemukan gambaran 

pelayaran kapal-kapal di atas lautan. Hal ini menunjukkan adanya sebuah 

pergerakan dan perpindahan barang dan manusia melalui muatan-muatan kapal 

yang diangkut. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa penggunaan kata  tajri> 

dan ja>riyah di dalam al-Qur’an tercakup pada pengertian transportasi.  

3. Rih}lah 

Kata rih}lah dalam bahasa Arab terambil dari akar kata rah}l. Kata rah}l secara 

etimolgis berarti “sesuatu yang diletakkan di atas unta agar bisa mengendarainya”. 

Dari akar kata rahl, terbentuk kata kerja rah}ala, yarh}alu dengan bentuk mas}dar, 

rahlan, yang berarti menunggangi. Dari makna tersubut  maka orang yang 

bepergian atau melakukan perjalanan dalam kata kerja bahasa Arab disebut dengan 

rah}ala – yarh}alu.133 

Kata rih}lah dengan bentuk derivasinya yang lain terulang 4 kali dalam al-

Qur’an. Sekali menggunakan kata rih{lah yang terdapat pada QS Qurasys/106: 2 

dan rih}a>l pada QS Yu>suf/12: 62. Sedangkan dua yang lainnya menggunakan kata 

rah}l  disebut pada QS Yu>suf/12: 70 dan 75.134 

 Pada  QS. Quraisy/106: 2, kata rih{lah menggambarkan kebiasaan orang-

orang Quraisy yang melakukan perjalanan, yaitu pada perjalanan pada musim 

panas dan dingin.135 

 
132M. Quraish Shihab ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid I. h. 390. 

133M. Quraish Shihab ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid  III , h. 834-835.  

134Muh}ammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi>, al-Mu’jam al-Mufahharas li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m , 
h. 304. 

135Jama>l al-Di>n Abu> al-Farj ‘Abd al-Rah}man bin ´Ali> bin Muh{ammad al-Jauzi>, Taz\kirah al-
Ari>b fi> Tafsi>r al-Gari>b (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyah, 2004 M/ 1425 H), h. 469.  
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فِۗ
 
ۗ ۗلِاِيْل فِهِمْۗۗقُرَيشْ 

 
ل ةَۗۗا 

َ
تَاۤءِۗۗۗرِحْل يْفِۗ ۗالش ِ ۗۗۗوَالصَّ

Terjemahnya: 

(1) Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy, (2) (yaitu) kebiasaan 

mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas (sehingga mendapatkan 

banyak keuntungan),136 (QS Quraisy/106: 1-2) 

 Penggambaran pada ayat di atas merupakan tradisi dan kebiasaan yang 

dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka umumnya melakuakan dua kali 

perjalanan bisnis dalam setahun.137 Orang-orang Quraisy bepergian dengan 

berbagai logistik dagangnya ke Yaman pada musim dingin dan ke Basrah (salah 

satu daerah di wilayah Syam) hingga Romawi pada musim panas.138 Alasan 

perjalanan bisnis orang-orang Quraisy ke Yaman pada musim dingin, disebabkan 

iklim Yaman yang panas. Oleh sebab itu, untuk menghindari cuaca panas di Yaman 

maka orang-orang Quraisy berangkat ketika musim dingin. Begitupun sebaliknya, 

Syam merupakan negeri yang dingin sehingga orang-orang Quraisy berangkat 

ketika musim panas untuk menghindari cuaca yang dingin.139 

Sementara itu,  pada penafsiran yang berbeda, terdapat pendapat lain 

menyatakan bahwa yang dimaksud perjalanan di musim panas dan dingin adalah 

perjalanan ke Mekah untuk ibadah umrah pada bulan Rajab dan ibadah haji pada 

bulan Zulhijah. Salah satu perjalanan tersebut, bertepatan dengan musim panas 

 
136Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 602. 

137Abu> ´Ali bin Ah}mad bin Muh}ammad ´Ali al-Wa>hidi>, al-Wasi>t} fi> Tafsi>R al-Qur’a>n al-
Maji>d, Juz IV (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1994 M/ 1415 H), h. 556. Lihat juga, Syams 

al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Khati>bal-Syarbi>ni>, al-Sira>j al-Muni>r, Juz IV (Kairo: Mat}bu’ah 

Bawla>q al-Ami>riyah), h. 590. 

138‘Abd al-Rah}man bin Abi> Bakr Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Dur al-Mans\u>r fi> al-Tafsi>r bi al-
Ma’s\u>r, Juz VIII (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), h. 635. Lihat juga, Abu> Muh{ammad ‘Abd al-H}aqq bin 

Ga>lib bin ‘At}iyah, al-Muh}arrar al-Waji>z fi> Tafsi>r al-Kita>b al-‘Azi>z, Juz V (Cet. Beirut: Da>r al-

Kitab al-‘Ilmiyah, 1422 H), h. 525.  

139Abu> T}ayyib S}iddi>q Kha>n. Fath} a;-Baya>n fi> Maqa>s}id al-Qur’a>n, Juz XV (Beirut: al-

Maktabah al-‘As}riyah, 1992 M/ 1412 H), h. 398. 
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dan perjalanan lainnya terjadi pada musin dingin.140 Meskipun ditemukan 

perbedaan penafsiran, namun penafsiran pertama merupakan penafsiran yang 

mayoritas diperpegangi oleh ulama tafsir. Sedangkan penafsiran yang kedua, 

merupakan penafsiran yang minoritas. 

Adapun kata rih}a>l yang terdapat pada QS Yu>suf/12: 62 merupakan bentuk 

plural dari kata rah}l yang terdapat pada QS Yu>suf/12: 70 dan 75. Baik dalam 

bentuk tunggal maupun pluralnya, kata tersebut  mengggambarkan bentuk barang 

yang dibawa di dalam perjalanan atau bepergian, yang diletakkan di atas punggung 

binatang tunggangan dan berisi perbekalan.141 

Dari penggunaaan kata rih}lah di atas, maka dapat ditemukan makna 

transportasi di dalamnya. Sebagaimana pengertian transportasi yang disebut 

sebagai perpindahan barang atau penumpang, maka kata rih}lah, rah{l dan rih}a>l, pada 

penggunaannya dalam al-Qur’an mengandung makna-makna tersebut.  

4. Sayya>rah 

Kata sayya>rah berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf si>n, ya>, dan ra> 

yang berarti berjalan di atas bumi. Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja 

sara>- yasi>ru.142 Kata sar>a dengan berbagai bentuk derivasinya disebut 25 kali di 

dalam al-Qur’an.143  

Kata sayya>rah sendiri merupakan bentuk muba>lagah dari kata sa>ra – yasi>ru 

yang berarti orang yang banyak melakukan perjalanan atau bepergian. Kata 

sayya>rah tersebut menunjukkan sekelompok orang yang banyak melakukan 

bepergian, atau disebut kafilah. Hal ini sebagaimana sebauh kafilah yang banyak 

 
140Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin ´Umar Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, Mafa>tih} al-Gaib, Juz XXXII, 

h. 297. 

141M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid  III, 835. 

142M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid  III, 918. 

143Muh}ammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi>, al-Mu’jam al-Mufahharas li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m , 
h. 374.  



81 
 

melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk berdagang, seperti yang 

dikemukakan di dalam QS. Yu>suf/12: 10 dan 19 serta QS al-Ma>’idah/5: 96.144 

ۗ
َ
ۗۗۗقَال

 
نْهُمْۗۗۗقَاىِٕۤل اۗۗم ِ

َ
وْاۗۗل

ُ
قُوْهُۗۗۗيُوْسُفَۗۗۗتَقْتُل

ْ
ل
َ
بَتِۗۗۗفِيْۗۗۗوَا ۗۗۗغَي  جُب ِ

ْ
تَقِطْهُۗۗۗال

ْ
ارَةِۗۗۗبَعْضُۗۗۗيَل يَّ نْتُمْۗۗۗاِنْۗۗۗالسَّ

ُ
ۗك

عِلِيْنَۗ ۗۗف 
Terjemahnya: 

Salah seorang di antara mereka berkata, “Janganlah kamu membunuh Yusuf, 

tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian Musa 

a.s.fir jika kamu hendak berbuat.”145 (QS. Yu>suf/12: 10) 

ارَةۗ ۗوَجَاۤءَتْۗ وْاۗسَيَّ
ُ
رْسَل

َ
ىۗوَارِدَهُمْۗۗفَا

 
دْل
َ
وَۗۗفَا

ْ
ۗۗۗ هۗ دَل

َ
ىۗقَال بُشْر  ذَاۗي  مۗ ۗه 

 
وْهُۗۗۗ غُل سَرُّ

َ
ۗوَالٰلُّۗۗۗ بِضَاعَةًۗۗوَا

وْنَۗۗۗبِمَاْۗۢعَلِيْمۗ 
ُ
ۗۗيَعْمَل

Terjemahnya: 

Datanglah sekelompok Musa a.s.fir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, 

lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, “Oh, senangnya! Ini ada seorang 

anak muda.” Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. 

Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.146 (QS. Yu>suf/12: 19) 

ارَةۗ ۗوَجَاۤءَتْۗ وْاۗسَيَّ
ُ
رْسَل

َ
ىۗوَارِدَهُمْۗۗفَا

 
دْل
َ
وَهۗ ۗفَا

ْ
ۗۗۗ دَل

َ
ىۗقَال بُشْر  ذَاۗي  مۗ ۗه 

 
وْهُۗۗۗ غُل سَرُّ

َ
ۗوَالٰلُّۗۗۗ ةًۗاعَۗبِضَۗۗوَا

وْنَۗۗۗبِمَاْۗۢعَلِيْمۗ 
ُ
ۗۗيَعْمَل

Terjemahnya: 

Datanglah sekelompok Musa a.s.fir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, 

lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, “Oh, senangnya! Ini ada seorang 

anak muda.” Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. 

Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.147 (QS al-Ma>’idah/5: 96) 

Dari ayat-ayat di atas, semua kata sayya>rah menunjukkan makna 

sekelompok orang yang melakukan perjalanan. Hal ini juga menunjukkan makna 

transportasi dari kata sayya>rah itu sendiri. Transportasi merupakan perpindahan 

manusia atau barang, demikian juga makna sayya>rah yang menunjukkan makna 

 
144M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid  III, 918-919. 

145Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 236. 

146Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 237. 

147Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 124. 
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perpindahan manusia dan barang dengan perjalanann yang ditempuhnya sebagai 

kafilah.   
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BAB IV 

KONSEP TRANSPORTASI DALAM AL-QUR’AN 

A. Wujud Transportasi dalam al-Qur’an 

Pejelasan terkait dengan pembagian jenis moda transportasi disebutkan pada 

QS al-Zukhru>f/43: 12 yang memberikan rincian terhadap dua jenis moda 

transportasi, yaitu transportasi air (al-fulk/kapal) dan transportasi darat (al-

an’a>m/binatang). Sementara QS Qa>fir/40:79 secara khsusus menyebut binatang 

yang mengambil fungsi sebagai alat transportasi darat. Rinciannya kemudian 

disebut dalam QS al-Nah}l/16: 7-8 tentang beberapa binatang yang diperuntukkan 

sebagai moda transportasi. Adapun moda transportasi udara, tidak disebutkan 

secara eksplisit di dalam al-Qur’an. Akan tetapi berbagai isyarat yang 

digambarkan oleh al-Qur’an, mengindikasikan keberadaanya. 

1. Moda Transportasi Darat dalam al-Qur’an 

a. Kuda 

Al-Qur’an menyebut kuda di dalam al-Qur’an sebanyak lima kali secara 

spesifik dengan istilah khail. Penyebutan secara spesifik terdapat  QS. A<li 

‘Imra>n/3: 14, QS al-Anfa>l/8: 60, QS al-Nah}l/16: 8, QS al-Isra>’/17: 64 dan QS al 

Hasyr/59: 6.1  

Kata khail secara etimologis merupakan bentuk mas}dar dari kha>la, yakha>lu, 

khailan yang berarti, 1) dugaan, seperti kata khala> al-syai’ (menduga sesuatu); 2) 

waham atau ragu, seperti khuyyila ‘alaih  tawahhama (ia merasa ragu); dan 3) 

sombong. Secara terminologis, menurut Ibnu Manz}ur dan Muhammad Ismail 

 
1Muh}ammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi>, al-Mu’jam al-Mufahharas li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 

252. 
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Ibrahim, khail berarti kuda. Abu> Ubaidah berkata bahwa Kuda dinamakan khail 

karena ia terlihat sombong dalam berjalan.2  

Penyebutan kuda dalam al-Qur’an disertai beberapa konteks yang berbeda. 

Kata khail di dalam QS. al-Anfa>l/8: 60 berkaitan dengan persiapan menghadapi 

musuh dalam peperangan, yaitu dengan mengerahkan kekuatan yang ada, seperti 

kuda untuk berperang sehingga musuh menjadi gentar dan takut.  

وْا عِدُّ
َ
هُمْ  وَا

َ
ا ل نْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَّ ة   م ِ مِنْ  قُوَّ بَاطِ  وَّ ِ

يْلِ  ر  خَ
ْ
مْ  الٰلِّ  عَدُوَّ  بِه   تُرْهِبُوْنَ  ال

ُ
 وَعَدُوَّك

خَرِيْنَ 
ٰ
ا دُوْنِهِمْ   مِنْ  وَا

َ
مُوْنَهُمْ   ل

َ
لٰلُّ  تَعْل

َ
مُهُمْ   ا

َ
  يُوَفَّ  الٰلِّ  سَبِيْلِ  فِيْ  شَيْء   مِنْ  تُنْفِقُوْا وَمَا يَعْل

مْ 
ُ
يْك
َ
نْتُمْ  اِل

َ
ا وَا

َ
مُوْنَ  ل

َ
  تُظْل

Terjemahnya: 

Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa 

kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) 

kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain 

mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa 

pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh 

kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.3 (QS al-Anfa>l/8: 60) 

Dijelaskan oleh al-T}abat}abai, sebagaimana dikutip Hasan Zaini, bahwa 

maksud ayat ini ialah mewujudkan segala sesuatu dalam rangka mencapai tujuan, 

seperti menyiapkan kayu dan bahan bakar untuk memasak nasi dan sebagainya. 

Termasuk menyiapkan persiapan perang yang berarti melengkapi segala perangkat 

dan sarana yang diperlukan, seperti senjata, prajurit yang terlatih, penguasaan 

tempat-tempat strategis, alat-alat transportasi, seperti kuda, sehingga terkenal di 

dalam sejarah apa yang disebut pasukan berkuda.4 Penggunaan kuda sebagai 

kendaraan tempur sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi Muh{ammad saw. 

أَخْبَ رَنََ عَمْرُو بْنُ يََْيََ بْنِ الْْاَرِثِ، قَالَ: حَدَّثَ نَا مََْبُوبُ بْنُ مُوسَى، قَالَ:  
ثَ نَا أبَوُ إِسْحَاقَ يَ عْ  نِِ الْفَزَاريَِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِ صَالِحٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ  حَدَّ

 
2M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid II, h. 447-448. 

3Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 184. 

4M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid II, h. 448. 
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أَبِ هُرَيْ رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْْيَْلُ مَعْقُودٌ فِ 
رُ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، الْْيَْلُ ثَلََثةٌَ: فَهِيَ لرَِ  جُلٍ أَجْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ  نَ وَاصِيهَا الْْيَ ْ

سَت ْرٌ، وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فأََمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَالَّذِي يََْتَبِسُهَا فِ  
ئًا، إِلََّ كُتِبَ لَهُ بِكُلِ  شَيْءٍ   سَبِيلِ اللََِّّ فَ يَ تَّخِذُهَا لَهُ، وَلََ تُ غَيِ بُ فِ بطُوُنِِاَ شَي ْ

 5)روواه النسائي(   طوُنِِاَ أَجْرٌ، وَلَوْ عَرَضَتْ لَهُ مَرجٌْ غَي َّبَتْ فِ بُ 

Artinya: 

Mengabarkan kepada kami, ‘Amru> bin Yah}ya> bin al-H}a>ris\, dia berkata: 

menceritakan kepada kami Mah}bu>b bin Mu>sa, dia berkata: menceritakan 

kepada kami Abu> Ish}a>q, yaitu al-Faza>ri>, dari Suhail bin Abi> S}a>lih}, dari ayahnya, 

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw bersabda:  Pada setiap ubun-

ubun kuda telah tertulis kebaikan hingga hari kiamat. Dan kuda perang ada tiga; 

ia bisa menjadi pahala bagi seseorang, bisa menjadi tabir bagi seseorang dan 

bisa menjadi dosa bagi seseorang. Yang menjadikan pahala bagi seseorang 

adalah, orang yang menahannya di jalan Allah dan menjadikannya untuk Allah 

dan tidaklah kuda tersebut makan sesuatu dalam perutnya kecuali telah 

ditetapkan baginya dengan setiap yang dimakan dalam perutnya sebagai pahala, 

meskipun itu pada rumput yang dilaluinya. (HR al-Nasa>’i>) 

Adapun pada QS. al-Isra>’/17 \: 64 penyebutan khail berkaitan dengan 

permusuhan dan godaan setan terhadap manusia. Tuhan memberi kesempatan 

kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan segala kemampuan yang ada 

padanya termasuk mengerahkan pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. 

Namun, ditegaskan oleh Allah di dalam ayat berikutnya, ayat 65, bahwa tipu daya 

setan itu tidak akan mampu menghadapi hamba Allah yang benar-benar beriman. 

Sementara itu, pada QS. al-Hasyr/59: 6 berkaitan dengan masalah fa>i (harta 

rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa pertempuran). Allah menyatakan 

bahwa harta itu diberikan kepada rasul, tanpa kaum Muslim menyerahkan seekor 

kuda pun dan tidak pula seekor unta, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan 

kepada rasul-Nya. 6 

 
5Abu> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Syu’aib al-Nasa>’i>, al-Sunan al-Kubra>, Juz IV (Cet.I; 

Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 2001 M/1421 H), h. 932.  

6M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata,  Jilid II, h. 448. 
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Selanjutnya, pengungkapan kata khail pada QS. A<li ‘Imra>n/3: 14 merupakan 

konteks pembicaraan mengenai bentuk-bentuk kesenangan hidup duniawi. 

Sementara  itu, QS QS al-Nah}l/16: 8 menyebut fungsi kuda sebagai transportasi 

serta sebagai harta benda dan kemewahan.  

مُوْنَ 
َ
ا تَعْل

َ
قُ مَا ل

ُ
ل بُوْهَا وَزِيْنَة   وَيَخْ

َ
حَمِيْرَ لِتَركْ

ْ
 وَال

َ
بِغَال

ْ
 وَال

َ
يْل خَ

ْ
ال  وَّ

Terjemahnya: 
(Dia telah menciptakan) kuda, bagal,) dan keledai untuk kamu tunggangi dan 

(menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.7 (QS al-

Nah}l/16: 8) 

هَبِ  مُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ
ْ
قَنَاطِيْرِ ال

ْ
بَنِيْنَ وَال

ْ
سَاۤءِ وَال ِ

هَوٰتِ مِنَ الن  اسِ حُبُّ الشَّ نَ لِلنَّ ِ
ةِ  زُي  فِضَّ

ْ
 وَال
مَ 
ْ
نْيَا  وَالٰلُّ عِنْدَهٗ حُسْنُ ال حَيٰوةِ الدُّ

ْ
حرَْثِ   ذٰلِكَ مَتَاعُ ال

ْ
نْعَامِ وَال

َ
ا
ْ
مَةِ وَال مُسَوَّ

ْ
يْلِ ال خَ

ْ
بِ وَال

ٰ
 ا

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.8 (QS A>li ‘Imra>n/3: 

14) 

Dari dua ayat di atas dapat ditemukan dua peruntukan kuda, yaitu sebagai 

harta benda dan alat transportasi. Dari ayat tersebut juga, M. Quraish Shihab 

kemudian menyebut bahwa kuda secara umumnya digunakan oleh orang-orang 

Arab (pada masa al-Qur’an diturunkan) sebagai alat transportasi jarak jauh antar 

wilayah.9  

Adapun ungkapan tentang kuda yang disebutkan secara tersirat, tersebar 

diberbagai tempat dalam al-Qur’an. Misalnya dalam QS al-Isra>’/17 62. 

تَهٗٓٗ يَّ ِ
نَّ ذُر 

َ
حْتَنِك

َ
ا
َ
قِيٰمَةِ ل

ْ
ى يَوْمِ ال

ٰ
رْتَنِ اِل خَّ

َ
ىِٕنْ ا

َ
يَّ ل
َ
مْتَ عَل رَّ

َ
ذِيْ ك

َّ
يْتَكَ هٰذَا ال

َ
رَا
َ
 ا
َ
ا  قَال

 
ا قَلِيْل

َّ
  اِل

 

 
7Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 268. 

8Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 51. 

9Lihat, M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian, Vol. 6, h. 537-

538 
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Terjemahan: 
Ia (Iblis) berkata, “Terangkanlah kepadaku tentang orang ini yang lebih Engkau 

muliakan daripada aku. Sungguh, jika Engkau memberi tenggang waktu 

kepadaku sampai hari Kiamat, niscaya aku benar-benar akan menyesatkan 

keturunannya, kecuali sebagian kecil.”10 

Pada ayat tersebut terdapat kata ih}tanaka yang secara etimologis berarti 

menaruh tali dibawah rahang kuda. Kata ini kemudian mengalami perkembangan 

makna menjadi mengendalikan manusia.11  

Selain itu, kata jiya>d yang terdapat pada QS S}a>d/38: 31 menunjukkan sifat 

kuda. Penggunaan kata jiya>d, di dalam QS. Sha>d/38: 31 tersebut dirangkaikan 

dengan kata s}a>fina>t dan keduanya menunjuk pada sifat kuda.  

يْهِ  عُرِضَ  اِذْ 
َ
ِ  عَل

عَشِي 
ْ
يَادُ   الصٰفِنٰتُ  بِال جِ

ْ
   ال

Terjemahnya: 

(Ingatlah) ketika pada suatu petang dipertunjukkan kepadanya (kuda-kuda) 

yang jinak, (tetapi) sangat cepat larinya.12 

Ibnu Faris dan al-Mubarrad berpendapat bahwa kata jiya>d, sebagaimana 

yang terdapat pada ayat di atas, adalah bentuk plural dari jawa>d, sementara Ibnu 

Manz}ur berpendapat bahwa kata jiya>d merupakan bentuk plural dari jayyid. 

Meskpiun demikian meraka sepakat bahwa kata berarti “cepat” atau “kuda yang 

kencang larinya”. Oleh sebab itu, kata jiya>d pada QS S}a>d/38: 31 menunjuk pada 

kuda yang kencang larinya, sedangkan kata s}a>fi>na>t menunjuk pada kuda yang 

tenang dan tegap di waktu berhenti atau berdiri. Dengan demikian, rangkaian kata 

al-s}a>fina>t al-jiya>d  menunjukkan bahwa kuda memiliki sifat sempurna baik pada 

saat berhenti maupun pada saat berlari. Bila ia berhenti maka ia berdiri dengan 

 
10Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 288. 

11Abu> al-Fida>’ Isma>’i>l Haqqi> al-Istanbu>li>, Ru>h al-Baya>n, Juz V (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), h. 

180. 

12Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 455. 
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tegap dan tenang dan bila ia berlari maka larinya sangat kencang, jika ia memburu 

pasti ia meraih buruannya dan jika ia diburu pasti tidak terkejar.13 

Dari sifat dan kemapuan yang dimilki kuda tersebut, maka ia dimanfaatkan 

sebagai alat transportasi transportasi oleh manusia. Beberapa kemapuan kuda yang 

lain, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah saw bahwa ia mampu melihat 

sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. 

إِبْ رَاهِيمَ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ  وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِِ يزَيِدُ بْنُ الهاَدِ، عَنْ مََُمَّدِ بْنِ 
نَمَا هُوَ يَ قْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورةََ البَ قَرَةِ، وَفَ رَسُهُ مَرْبوُطَةٌ عِنْدَهُ،   حُضَيٍْْ، قَالَ: بَ ي ْ
إِذْ جَالَتِ الفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ، فَ قَرَأَ فَجَالَتِ الفَرَسُ، فَسَكَتَ 

فَجَالَتِ الفَرَسُ فَانْصَرَفَ، وكََانَ ابْ نُهُ يََْيََ قَريِبًا   وَسَكَتَتِ الفَرَسُ، ثَُُّ قَ رَأَ 
مِن ْهَا، فأََشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَ لَمَّا اجْتَ رَّهُ رَفَعَ رأَْسَهُ إِلََ السَّمَاءِ، حَتََّّ مَا يَ رَاهَا،  

رَأْ يََ ابْنَ حُضَيٍْْ، فَ لَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: اق ْ 
اقْ رَأْ يََ ابْنَ حُضَيٍْْ، قاَلَ: فأََشْفَقْتُ يََ رَسُولَ اللََِّّ أَنْ تَطأََ يََْيََ، وكََانَ مِن ْهَا  
قَريِبًا، فَ رَفَ عْتُ رأَْسِي فاَنْصَرَفْتُ إِليَْهِ، فَ رَفَ عْتُ رأَْسِي إِلََ السَّمَاءِ، فإَِذَا مِثْلُ 

صَابيِحِ، فَخَرَجَتْ حَتََّّ لََ أرَاَهَا، قاَلَ: وَتَدْريِ مَا  الظُّلَّةِ فِيهَا أَ 
َ
مْثاَلُ الم

لَئَِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَ رَأْتَ لَََصْبَحَتْ 
َ
ذَاكَ؟«، قَالَ: لََ، قَالَ: تلِْكَ الم

 )رواه البخاري(  14يَ نْظرُُ النَّاسُ إِليَ ْهَا، لََ تَ تَ وَارَى مِن ْهُمْ 

Artinya: 

Dan al-Lais telah berkata: menceritakan kepadaku Yazi>d bin al-Ha>di>, dari 

Muh}ammad bin Ibra>hi>m, dari Asyad bin H}ud}air, dia berkata: Ketika dia (Usaid 

bin Khuďair) membaca Surah al-Baqarah di suatu malam, dan kudanya diikat 

di dekatnya, tiba-tiba kuda itu meronta-ronta. Usaid pun berhenti membaca, 

dan kuda itu pun berhenti meronta. Ketika Usaid melanjutkan bacaannya, kuda 

itu kembali meronta. Usaid lalu berhenti membaca, dan kuda itu pun berhenti 

meronta. Usaid kemudian melanjutkan membaca, dan lagilagi kuda itu meronta. 

Ia lalu bergeser. Saat itu anak Usaid, Yaĥyā, sedang berada di dekat kuda, 

sehingga ia khawatir anak itu akan tersepak kuda. Sembari menarik anaknya, ia 

menengok ke arah langit. Ia mendapati langit itu (begitu gelap) sehingga hampir 

 
13M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 389-399. 

14Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz VI (Cet. I; t.tp: 

Da>r al-Tawq al-Naja>h, 1422 H), h. 190. 
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tak terlihat. Esok harinya ia menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah. 

Mendengarnya, Rasulullah bersabda, “Bacalah saja, wahai putra Khuďair! 

Bacalah saja, wahai putra Khuďair!” Usaid melanjutkan, “Aku khawatir kuda 

itu akan menyepak Yaĥyā, karena saat itu keduanya berdekatan. Lalu aku 

beranjak mendekati anakku. Sesaat setelahnya aku mendongak ke arah langit. 

Di sana aku melihat seonggok awan yang di dalamnya ada beberapa bentukan 

mirip lentera. Lalu aku keluar, dan tidak lagi melihatnya.” Beliau bersabda, 

“Lalu, tahukah engkau apa yang kaulihat itu?” Ia menjawab, “Tidak.” 

Rasulullah menjelaskan, “Itu adalah para malaikat. Mereka mendekat karena 

mendengar suaramu. Andai saja engkau membaca terus, niscaya pada keesokan 

harinya orang-orang akan melihat apa yang kaulihat itu; mereka (para malaikat 

itu) tidak akan lenyap dari pandangan manusia.” (HR al-Bukha>ri>) 

Disebabkan karena kemampuannya untuk melihat dengan tajam, oleh karena 

itu, kuda memilki kecepatan yang tinggi. Kuda mampu melihat sesuatu dengan 

tajam dan cepat kemudian meresponnya dengan gerakan tubuhnya sehingga ia 

dapat melaju dan melesat dengan cepat. Bahkan kekuatan dan keccepatan kuda 

sangat dikagumi oleh Rasulullah saw. 

عْتُ أنََسًا،  ثَ نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَ تَادَةَ، قَالَ: سََِ ثَ نَا آدَمُ، حَدَّ يَ قُولُ: كَانَ فَ زعٌَ  حَدَّ
بِِلْمَدِينَةِ، فَاسْتَ عَارَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ رَسًا مِنْ أَبِ طلَْحَةَ يُ قَالُ لَهُ  

نْدُوبُ، فَ ركَِبَ، فَ لَمَّا رَجَعَ قَالَ: مَا رأَيَْ نَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنََهُ لبََحْرً 
َ
 15الم

  ) رواه البخاري(

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami A>dam, telah menceritakan kepada kami 

Syu'bah, dari Qatadah berkata, aku telah mendengarkan Anas berkata: Di 

Madinah terjadi keributan, kemudian Nabi saw meminjam kuda milik Abu 

T}alhah yang bernama al-Mandu>b, lalu menunggangi kuda tersebut menuju 

(keributan) tersebut. Ketika beliau kembali dan berkata: "Kami tidak melihat 

sesuatupun, dan sungguh aku dapatkan kuda ini sedemikian cepat larinya, 

bagaikan ombak menggulung lautan. (HR al-Bukha>ri>) 

Hubungan manusia dan kuda telah berjalan berabad-abad. Saat ini kuda 

dipelihara karena keindahannya, perannya dalam berbagai olahraga, 

kemampuannya membantu kerja kepolisian, jasanya dalam bidang pertanian, 

 
15Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz III, h. 155.  
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perannya dalam dunia pertunjukan, dan sebagainya. Pada masa lalu saat ini, kuda 

juga berperan dalam peperangan.16. 

b. Unta 

Al-Qur’an secara spesifik menyebut dengan dua istilah, yaitu jamal dan ibil. 

Penyebutan jama>l oleh al-Qur’an untuk menunjuk unta, misalnya terdapat pada 

QS al-‘A’ra>f/7: 40. Kata jamal secara etimlogis berarti  kumpulan, besar, ciptaan, 

dan bagus atau cantik.17 Kata jamal, menurut Ibrahim Mus}t}afa, dapat diartikan 

dengan unta yang besar, karena tubuhnya besar.18  

Selain pengertian tersebut, penyebutan unta dengan jamal juga dapat 

ditemukan alasannya pada QS al-Nah}l/16: 5. Kata jama>l pada ayat tersebut, 

bermakna “indah”. Konteks ayat ini mengenai penciptaan binatang ternak oleh 

Allah swt yang besar manfaatnya bagi manusia. Mereka memperoleh pandangan 

yang indah ketika membawanya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya ke 

tempat penggembalaan.19 

 Adapun kata ibil, etimologisnya ialah menahan dahaga. Unta disebut 

dengan ibil karena binatang ini dapat menahan dahaga dalam waktu yang lama. 

Penyebutan ibil sebagai unta di dalam al-Qur'an ditemukan di dua tempat, yaitu 

pada QS. al-An’a>m/6: 144 dan QS. al-Ga>syiyah/88: 17. 20 

اِبِلِ  وَمِنَ 
ْ
بَقَرِ  وَمِنَ  اثْنَيْنِ  ال

ْ
  اثْنَيْنِ   ال

ْ
رَيْنِ  قُل

َ
ك الذَّ مَ  ءٰۤ مِ  حَرَّ

َ
يَيْنِ  ا

َ
نْث
ُ
ا
ْ
ا ال مَّ

َ
تْ  ا

َ
يْهِ  اشْتَمَل

َ
  عَل

رْحَامُ 
َ
يَيْنِ   ا

َ
نْث
ُ
ا
ْ
مْ  ال

َ
نْتُمْ  ا

ُ
مُ  اِذْ  شُهَدَاۤءَ  ك

ُ
مُ  فَمَنْ  بِهٰذَا   الٰلُّ  وَصٰىك

َ
ظْل
َ
نِ  ا ى افْتَرٰى  مَِِّ

َ
  الٰلِّ  عَل

ا ذِب 
َ
  ك

َّ
يُضِل ِ

 
م    بِغَيْرِ  النَّاسَ  ل

ْ
ا الٰلَّ  اِنَّ  عِل

َ
قَوْمَ  يَهْدِى ل

ْ
 ࣖ  الظٰلِمِيْنَ  ال

Terjemahnya: 

 
16Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an Sains(Cet. I; Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2012), h. 138. 

17Ah{mad bin Fa>ris bin Zakariya>, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz I, h. 481. 

18Ibra>hi>m Mus}tafa, dkk, al-Mu’jam al-Wasi>t} (Kairo: Da>r al-Da’wah, t.th), h. 136.   

19M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 383. 

20M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 383-384. 
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(Dua pasang lagi adalah) sepasang unta dan sepasang sapi. Katakanlah, 

“Apakah yang Dia haramkan dua yang jantan, dua yang betina, atau yang ada 

dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah 

menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang 

mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang 

tanpa pengetahuan?” Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada 

orang-orang yang zalim.21 (QS. al-An’a>m/6: 144) 

ا
َ
فَل
َ
ى يَنْظُرُوْنَ  ا

َ
اِبِلِ   اِل

ْ
يْفَ  ال

َ
   خُلِقَتْ   ك

Terjemahnya: 

Tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan?22 (QS al-

Ga>syiyah/88: 17) 

Pada QS al-An’a>m/6: 144, al- ibil bermakna hakiki, yaitu unta. Sedangkan 

pada QS. al-Ga>syiyah/88: 17, terdapat dua penafsiran, terdapat penafsiran yang 

mengartikan hakiki dan ada pula yang memberi makna metaforik, yaitu awan. 

Menurut kalangan yang memberi arti metaforik, ini disebabkan oleh karena ayat-

ayal berikutnya memuat teguran kepada mereka yang tidak percaya pada hari 

kebangkitan, mengapa mereka tidak memerhatikan langit bagaimana ditinggikan, 

gunung bagaimana ditancapkan, bumi bagaimana dihamparkan. Maka, teguran 

tersebut tidak logis jika dimulai dengan pernyataan apakah mereka tidak 

memerhatikan unta bagaimana diciptakan. Pertanyaan logisnya ialah ketika 

pernyataan tersebut berbunyi, apakah mereka tidak memerhatikan bagaimana 

awan itu diciptakan?, karena hubungan antara awan dengan langit lebih dekat 

dibanding hubungan antara unta dengan langit. Pemberian arti metaforik terhadap 

kata al-ibil dengan awan karena adanya keserupaan antara unta dengan awan dari 

segi gerombolan bergeraknya unta di padang pasir dan awan di langit, bahkan dari 

segi bentuk diantara keduanya.23  

 
21Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 147.  

22Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 592. 

23M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 383-384. 
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Sementara penafsiran yang memberi arti hakiki pada kata ibil pada QS. al-

Ga>syiyah/88: 17, mengemukakan argumen bahwa unta adalah binatang yang 

banyak dipelihara oleh orang-orang Arab, di samping unta itu binatang yang 

memiliki banyak keistimewaan, seperti tahan dahaga, dapat memuat beban yang 

berat, dan tahan berjalan di padang pasir, serta dapat menempuh perjalanan yang 

jauh. Dengan demikian, wajar jika ada teguran mengapa terhadap binatang ini 

tidak direnungkan bagaimana diciptakan, sejalan dengan teguran mengapa tidak 

direnungkan langit, gunung dan bumi.24 

Adapun hubungan unta dengan manusia,  tercatat sejak 1200 SM unta telah 

dimanfaatkan oleh manusia sejak alat transportasi. Kemudian pada 7 Masehi, 

manusia menciptakan pelana yang ditempatkan dipunuk unta untuk digunakan 

sebagai kendaraan tempur (ranpur). Selain itu, dalam situasi peperangan unta lebih 

dipilih untuk digunakan sebagai pengangkut logistik perang  dibandingkan hewan 

lainnya.25 

Unta merupakan hewan yang mampu mengangkut beban yang berat dengan 

jarak yang cukup jauh. Kelebihan lainnya ialah mampu bertahan dalam cuaca 

ekstrim, baik padang pasir yang gersang maupun di suhu yang dingin.26 Oleh sebab 

itu, unta dimanfaatkan oleh manusia sebagai alat transportasi. 

وْ    حِيْنَ تُرِيْحُ
ٌ
مْ فِيْهَا جَمَال

ُ
ك
َ
وْنَ وَل

ُ
ل
ُ
ك
ْ
مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأ مْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّ

ُ
ك
َ
قَهَا ل

َ
نْعَامَ خَل

َ
ا
ْ
نَ  وَال

نْفُسِ  اِنَّ رَ 
َ
ا
ْ
ِ ال

ا بِشِق 
َّ
وْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِل

ُ
مْ تَك

َّ
د  ل
َ
بَل ى 
ٰ
مْ اِل

ُ
ك
َ
ثْقَال
َ
 ا
ُ
مِل حْ

َ
سْرَحُوْنََۖ وَت

مْ بَّ وَحِيْنَ تَ
ُ
ك

حِيْمٌ    رَءُوْفٌ رَّ
َ
 ل

Terhemahnya: 
(5)  Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) 

ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-

 
24M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 383-384. 

25Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an Sains, h. 92. 

26Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an Sanins, h. 81. 
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nya kamu makan. (6) Kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu 

membawanya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya (ke tempat 

penggembalaan). (7)  Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang 

kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya 

Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.27 (QS al-Nah}l/16: 5-7) 

Hidup di wilayah yang gersang, secara alami hanya dapat dilakukan oleh 

unta. Hewan berukuran besar lainnya tidak bisa karena mereka perlu sumber daya 

yang besar, seperti pakan dan air, untuk menunjang kehidupannya. Unta mampu 

“mengakali” hal tersebut dan menjadikannya sebagai suatu strategi hidup yang 

ampuh. Dengan hidup di kawasan gurun, pegunungan berbatu, atau di kawasan 

kering lainnya, unta dapat menghindari hewan-hewan pemangsa dan pesaing, baik 

dalam hal makanan maupun ruang.  

Hanya unta yang dapat memanfaatkan kondisi marginal demikian ini. Semua 

bagian tubuh unta seolah disiapkan untuk hidup di kawasan yang sulit. Kakinya 

memiliki dua jari kaki yang terhubung oleh engsel fleksibel. Telapak kaki unta 

dilengkapi empat bantalan lemak. Struktur yang demikian ini membuat kaki unta 

dapat mencengkeram dengan kuat, serta memungkinkannya berjalan di pasir yang 

halus tanpa terperosok ke dalamnya. Kukunya melindungi kaki dari benda keras 

apabila tersandung.28  

Pada tulang kering kaki depan unta terdapat penebalan kulit yang disebut 

Callous. Penebalan kulit ini juga terdapat pada dada dan bagian depan kaki 

belakang. Callous ini sangat berguna saat unta beristirahat di atas pasir yang panas. 

Bagian ini mulai terbentuk saat anak unta mencapai umur 5 bulanan.  

Untuk berdiri dari posisi istirahat unta meluruskan kaki belakangnya terlebih 

dahulu, disusul kemudian oleh kaki depannya. Cara ini membuatnya dapat berdiri 

 
27Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 268 

28Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 81-92.  
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dengan mudah meski masih ada beban berat di punggungnya. Mukanya diciptakan 

sedemikian rupa agar dapat terlindung dari panas matahari dan siratan debu pasir.  

Kelopak mata unta berlapis dua yang tebal dan berbulu mata panjang dan 

kasar, yang melindungi bola mata dari debu pasir. Bulu mata unta bekerja mirip 

dua buah sisir dengan mata sisir yang saling menutup, sehingga sebutir pasir pun 

tidak akan masuk ke bola matanya. Lubang hidung unta dapat ditutup 

menggunakan otot tertentu untuk menghindari masuknya debu dan pasir.29  

Telinganya memiliki bulu, baik pada bagian dalam maupun bagian luar agar 

dapat menyaring pasir supaya tidak masuk ke bagian dalam telinga. Unta tidak 

menyimpan air di punuknya sebagaimana dipercaya oleh sebagian masyarakat. 

Punuknya adalah persediaan lemak yang dapat dimanfaatkannya ketika ia 

kesulitan mendapat makanan. Dengan memusatkan penyimpanan lemak maka 

penyebaran panas di tubuhnya akan minimum. Ketika terjadi metabolisme dalam 

otot maka satu gram air akan diperlukan oleh oksigen dalam memecah satu gram 

lemak. Apabila lemak tersebar di seluruh tubuh maka air yang diperlukan akan 

sangat banyak. Karena proses metabolisme tadi menghasilkan energi maka panas 

yang dihasilkannya juga sangat banyak dan akan meningkatkan suhu badan. 

Dengan persediaan lemak yang demikian ini unta dapat makan 30–50 kg per hari, 

namun ia dapat pula bertahan hidup dengan hanya 2 kg rumput yang didapatnya 

hari itu.30  

Dengan sistem demikian unta dapat hidup tanpa air selama 3 minggu, saat 

di mana ia akan kehilangan sepertiga dari berat tubuhnya. Pada kondisi yang tanpa 

air, manusia akan kehilangan berat badan hanya sebesar 8%, namun hanya akan 

mampu bertahan hidup selama 36 jam. Karena hidup di kawasan yang sulit maka 

 
29Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 81-92. 

30Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 81-92. 
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tubuh unta telah dirancang sedemikian rupa agar dapat makan apa saja. Bagian 

luar mulutnya sangat kuat dan serupa dengan karet, tidak akan terluka walaupun 

digunakan untuk mengunyah ranting liat atau batang kaktus yang berduri yang 

cukup tajam untuk sekadar menusuk dan melubangi kulit.31  

Saluran pencernaan juga cukup kuat untuk menerima plastik tebal, bahkan 

segulung kawat tembaga. Unta mampu mengatasi persoalan panas yang begitu 

menyengat dan kurangnya persediaan air, suatu kondisi alami kawasan gurun. 

Pertama, unta mampu menurunkan kerja metabolismenya, yang berarti 

penggunaan energi yang ada dilakukan secara perlahan. Suhu tubuhnya memiliki 

kisaran yang besar, yang memungkinkan mampu berfungsi normal walau pada 

suhu udara yang tinggi. Unta hanya minum apabila perlu. Jumlah yang 

diminumnya pun tidak berlebihan, hanya sejumlah air yang hilang dari tubuhnya.32  

Unta mampu minum air sebanyak 160 liter hanya dalam 10 menit. Pada 

hewan lain, cara minum yang demikian pasti akan membuatnya mati. Uniknya, 

unta dapat meminum air payau yang tidak dapat dikonsumsi hewan lainnya. Air 

yang diminum unta mengalir di saluran darah. Hemoglobin dalam sel darah merah 

unta mempunyai sifat hydrophilik (menarik air). Saat air tersedia dalam jumlah 

banyak di tubuh unta, hemoglobin ini membesar lebih dari 240% ukuran semula. 

Selain bersifat hydrophilik, hemoglobin unta juga mempunyai sifat 

hyperhydration, suatu mekanisme yang menghindarkan unta dari problem osmotik 

saat unta minum air dalam jumlah banyak. Pada binatang lain, terlalu banyak 

minum hampir selalu berakhir pada kematian. 33 

Air yang ada di saluran darah akan disebar ke semua otot dan organ tubuh 

unta. Unta dapat memproses air di dalam tubuhnya dengan sangat efisien. Unta 

 
31Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 81-92. 

32Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 81-92. 

33Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 81-92. 
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hanya mengalami penguapan air yang ada pada otot, tidak pada darah. Dengan 

demikian, darah unta akan tetap cukup cair untuk dapat bersirkulasi dengan baik 

saat membuang panas tubuhnya. Unta berbeda dari manusia, misalnya, yang 

darahnya akan menjadi kental begitu mengalami dehidrasi.34  

Unta mengkonservasi air dengan meminimalisasi seefisien mungkin air yang 

keluar melalui urin. Ginjal unta dapat membuat air kencing menjadi sekental sirup, 

dengan kadar garam hingga dua kali lipat kadar garam dalam air laut. Kotoran unta 

juga sangat kering, dapat langsung dijadikan perapian untuk memasak. Unta 

adalah salah satu hewan yang dapat berkeringat. Dengan cara ini cairan tubuh yang 

hilang dapat diperkecil dan sistem pendinginan tubuh dapat berjalan. Pancaran 

sinar matahari dapat dicegah dengan adanya bulu tubuh yang tebal, demikian pula 

saat suhu sangat dingin. Bulu ini juga berperan menunda proses berkeringat sampai 

pada puncak kisaran panas tubuh yang dimilikinya. Unta dapat menaikkan suhu 

tubuh sampai 41 ˚C, yang itu membantunya dalam konservasi air tubuh yang 

sangat berharga. Dengan bulunya yang tebal unta berpunuk dua dapat hidup pada 

suhu hingga 50 ˚C pada musim panas, dan - 50 ˚C pada musim dingin.35 

Tanpa memanfaatkan unta sebagai alat transportasi, perjalanan melewati 

gurun yang gersang akan sulit dilakukan. Berabad-abad manusia telah mengarungi 

gurun di Jazirah Arab dan Afrika dengan menggunakan unta. Hingga  saat ini, 

meskpun berbagai alat transportasi moderen telah diciptakan manusia, unta masih 

digunakan sebagai transportasi untuk menempuh perjalanan-perjalanan pendek di 

kawasan ini.36  

c. Bagal 

 
34Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 81-92. 

35Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 81-92. 

36Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 81. 
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Bagal merupakan hewan yang lahir dari perkawinan silang antara keledai 

jantan dengan kuda betina,. Di dalam al-Qur’an, hewan bagal disebutkan sekali 

yang termuat dalam QS al-Nah}l/16: 8. 

Beberapa kelebihan yang punyai oleh bagal ialah tidak memilih-milih 

makanan, tidak keras kepala, cenderung berhati-hati dan pintar memilih jalan yang 

tidak berbahaya untuk menjaga dirinya dari kecelakaan, cenderung tidak pergi jauh 

saat menemukan situasi berbahaya. Selain itu, durasi kerja bagal secara umum 

lebih panjang daripada kuda. Hal ini membuatnya menjadi hewan yang sangat 

aman untuk dikendarai.37 

Seiring diciptakannya berbagai alat transportasi modern, penggunaan bagal 

sebagai alat transportasi juga menurun,. namun di beberapa bagian dunia, manusia 

masih memanfaatkan jasa bagal untuk alasan tertentu, alasannya yaitu karena  

hewan ini sangat aman ditunggangi.38  

Selain sebagai hewan tunggangan, bagal juga digunakan sebagai alat 

pengangkut logistik. Meskipun bagal lambat ketika berlari, tetapi orang-orang 

Arab menggunakannya untuk membawa barang. Hal ini dikarenakan bagal 

memang dikenal sebagai hewan yang mampu membawa barang yang berat. 

Tercatat bagal mampu mengangkat beban seberat 72 kilogram dan berjalan sejauh 

26 kilometer tanpa berhenti. Pada umumnya bagal dapat mengangkat beban mati 

seberat 20 persen dari berat tubuhnya. Apabila mengangkut beban yang hidup 

misalnya manusia, bagal mampu menanggung beban setara dengan 30 persen berat 

tubuhnya.39 

Selain itu, hewan ini juga dikenal dengan kemampuannya untuk berjalan di 

tanah yang tidak rata, seperti daerah perbukitan dan pegunungan. Oleh sebab 

 
37Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 101. 

38Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 99 

39Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 99 
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itu,Bagal sering kali dimanfaatkan untuk membawa barang dan kendaraan di 

daerah  yang sulit dilalui dengan menggunakan unta.40 

 Kemampuan dalam mengangkat beban sangat tergantung pada kemampuan 

yang dimiliki masing-masing bagal. Jenis bagal yang mempunyai perawakan besar 

dan kekar, yang biasa digunakan sebagai pengangkut akomodasi militer, tercatat 

mampu mengangkat beban seberat 72 kilogram dan berjalan sejauh 26 kilometer 

tanpa berhenti. Pada umumnya al-bigal dapat mengangkat beban mati seberat 20 

persen dari berat tubuhnya, dengan kata lain ia mampu membawa beban yang 

beratnya mencapai hingga sekitar 90 kg. Apabila mengangkut beban yang hidup 

misalnya manusia, ia dapat mengangkat beban setara dengan 30 persen berat 

tubuhnya.41 

d. Keledai 

Keledai disebut dengan hima>r dalam al-Qur’an. Keledai disebutkan sebanyak 

lima kali dalam al-Qur’an. Kata hima>r dalam bentuk mufrad (tunggal) disebut dua 

kali di dalam al-Qur'an, yaitu di dalam QS.al-Jumu’ah/62: 5 dan QS. al-Baqarah/2: 

259. Sedangkan penyebutannya dalam bentuk plural diulang sebanyak tiga kali, 

yaitu di dalam QS.al-Nah}l/16: 8, QS Luqma>n/31: 19, dan QS.al-Muddas\|s\|ir/74: 

50.42  

Secara bahasa kata hima>r berasal dari kata al-humrah (merah). Keledai 

dinamai hima>r karena kulitnya yang kemerah-merahan.43 Hima>r adalah sejenis 

hewan yang dikenal sebagai pembawa barang, baik liar maupun jinak, berkaki 

empat, dan memunyai suara keras. Binatang ini agak menyerupai kuda jantan (al-

 
40Jawwad ‘Ali, al-Mufa>s}s}hal fi> Tari>kh al-‘Arab Qabla al-Isla>m, terj. Khalifurrahman Fath, 

Sejarah Arab Sebelum Islam (Cet. I; Ciputat: PT Pustaka Alvabet, 2018), h. 194. 

41Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 99. 

42Muh}ammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi>, al-Mu’jam al-Mufahharas li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 

218. 

43Ah{mad bin Fa>ris bin Zakariya>, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz II, h. 101. 
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his}a>n), tetapi badannya lebih kecil, telinganya lebih panjang, ekornya lebih pendek. 

Hima>r diduga berasal dari daerah dataran tinggi Nil dan sejak zaman purbakala 

telah dimanfaatkan oleh manusia. Biasanya binatang ini tidak tahan menghadapi 

suhu yang sangat dingin, tetapi mempunyai keunggulan di dalam menempuh jalan-

jalan poros yang tidak rata. Kulitnya sangat kuat sehingga sering kali dijadikan 

bahan pembuat beduk dan alat-alat kesenian yang berasal dari kulit.44  

Umumnya ketika mendengar kata “keledai”, maka muncul gambaran hewan 

yang dungu, bebal, kurang sopan, dan tidak berperasaan. Oleh sebab itu, umumnya 

penyebutan keledai oleh al-Qur’an dalam bentuk metafor.45 Misalnya dalam QS 

al-Jummu’ah/62: 5. Ayat ini berkaitan dengan sikap mental orang Yahudi dan 

kaum Bani Israil yang tidak mengamalkan isi kitab Taurat, antara lain mengingkari 

kenabian Muhammad saw. Allah swt mengumpamakan mereka seperti keledai 

yang membawa kitab-kitab yang tebal, tetapi tidak mengetahui isinya sama sekali, 

bahkan keledai tersebut tidak mengetahui apa sesunguhnya yang dibawanya itu.46 

قَ 
ْ
 ال
ُ
ا  بِئْسَ مَثَل سْفَار 

َ
 ا
ُ
مِل مَارِ يَحْ حِ

ْ
مَثَلِ ال

َ
وْهَا ك

ُ
مِل مْ يَحْ

َ
وا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ ل

ُ
ل ذِيْنَ حُم ِ

َّ
 ال
ُ
وْمِ مَثَل

بُوْا ذَّ
َ
ذِيْنَ ك

َّ
قَوْمَ الظٰلِمِيْنَ   ال

ْ
ا يَهْدِى ال

َ
يٰتِ الٰلِّ  وَالٰلُّ ل

ٰ
 بِا

Terjemahnya: 
Perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat, 

kemudian tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-

kitab (tebal tanpa mengerti kandungannya). Sangat buruk perumpamaan kaum 

yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum 

yang zalim.47  

Meskipun terdapat sifat kedunguan, keledeai merupakan salah satu hewan 

yang dugunakan sebagai alat transportasi. Dengan daya tahan dan kekuatannya 

menjadikan keledai sebagai pembawa beban yang tangguh. Mereka mampu 

 
44M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid I. h. 311. 

45Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 103. 

46M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid I. h. 311. 

47Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 553. 
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membawa barang seberat 20% hingga 30% dari berat badannya. Keledai juga dapat 

digunakan untuk kepentingan pertanian, seperti menarik bajak, atau menghasilkan 

air susu.48  

Meskipun demikian, keledai umumnya digunakan oleh orang Arab sebagai 

kendaraan dalam kota. Dalam artian, keledai difungsikan sebagai alat transportasi 

domestik.49 Hal ini disebabkan oleh sifat keledai tidak dapat ditebak sehingga 

beresiko untuk digunakan untuk perjalanan jauh. Selain itu, keledai juga sangat 

pemilih dalam hal makanan. 

e. Gajah 

Gajah disebut sekali dalam al-Qur’an, yaitu dalam QS al-Fi>l/105. 

Penyebutan gajah dalam al-Qur’an yaitu dalam konteks kisah penyerangan ka’bah 

oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah. 

يْهِمْ طَ 
َ
 عَل

َ
رْسَل

َ
ا يْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْل   وَّ

َ
 ك
ْ
عَل مْ يَجْ

َ
ل
َ
فِيْلِ  ا

ْ
صْحٰبِ ال

َ
 رَبُّكَ بِا

َ
يْفَ فَعَل

َ
مْ تَرَ ك

َ
ل
َ
ا  ا يْر 

 
ُ
ك
ْ
أ عَصْف  مَّ

َ
هُمْ ك

َ
يْل   فَجَعَل ِ

نْ سِج  جَارَة  م ِ   تَرْمِيْهِمْ بِحِ
َ
بَابِيْل

َ
 ࣖ وْل  ا

Terjemahnya: 
(1) Tidakkah engkau (Nabi Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhanmu 

telah bertindak terhadap pasukan bergajah? (2)  Bukankah Dia telah menjadikan 

tipu daya mereka itu sia-sia? (3)  Dia mengirimkan kepada mereka burung yang 

berbondong-bondong (4)  yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat 

yang dibakar, (5) sehingga Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang 

dimakan (ulat).50 (QS al-Fi>l/105: 1-5) 

Dalam konteks pembicaraannya dalam al-Qur’an, gajah digunakan sebagai 

kendaran tempur. Dalam peperangan, gajah bertugas mengobrak-abrik pasukan 

lawan dengan cara menginjak-injak. Usaha melatih gajah untuk perang 

diperkirakan bermula di India. Praktik ini lantas menyebar ke timur (Thailand, 

 
48Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 103-

106. 

49M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian, Vol. 6, h. 537-538. 

50Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 601. 
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Kamboja, dan sekitarnya) dan ke barat (Yunani dan Karthagena). Penggunaan 

gajah dalam perang dikenal oleh bangsa Arab melalui pasukan Persia.51 

Selain penyebutna gajah secara utuh,  terdapat ayat yang menyebutkan  salah 

satu organ gajah, yaitu belalai. Penyebutan belalai terdapat dalam QS sl-

Qalam/68:16. 

خرُْطُوْمِ  
ْ
ى ال

َ
 سَنَسِمُهٗ عَل

Terjemahnya 
Kelak dia akan Kami beri tanda pada belalai (hidung)-nya

52. 
Belalai adalah organ yang sangat identik dengan gajah. Penyebutannya 

berkaitan dengan idiom dalam budaya Arab. Dalam pandangan masyarakat Arab, 

belalai adalah bagian paling sensitif dari tubuh gajah. Begitu bagian ini “dikuasai”, 

maka apa pun perintah yang ditujukan kepada hewan ini pasti akan dilakukannya. 

Dengan merujuk pada idiom ini dapat kita katakan bahwa ayat di atas hendak 

menegaskan kepada manusia kemutlakan kekuasaan Allah atas semua makhluk-

Nya; bahwa tidak seorang pun dapat menolak apa yang telah ditetapkan-Nya.53 

2. Moda Transportasi Air dalam al-Qur’an 

a. Perahu 

Perahu merupakan kendaraan air yang biasanya tidak memilki geledek yang 

lancip pada kedua ujungnya dan lebar di tengahnya.54 Perahu disebutkan 

sebanayak 4 kali dalam al-Qur’an dengan istilah al-safi>nah.55 al-Safi>>nah berasal 

dari akara kata safana yang terdiri dari huruf si>n, fa>, dan nu>n yang berarti bertiup 

 
51Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 182.. 

52Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 565. 

53Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 183-184 

54 Departemen Pendidikan Nasional., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 1155. 

55Muh}ammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi>, al-Mu’jam al-Mufahharas li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 

352. 



102 
 

atau angin. Oleh karena iltu, kata safana secara etimologi berarti “berembus” atau 

“bertiup” di atas permukaan tanah.56 

Perahu disebut dalam QS al-Kahfi/18: 71 dan 79 (terulang dua kali) dalam 

rangkain kisah Nabi Musa as dengan Nabi Khidir serta QS al-‘Ankabu>t/29: 15 

tentang kisah Nabi Nuh  bersama kaumnya menaiki kapal. Semua kata safi>nah 

pada ayat-ayat di atas menunjukkan makna perahu.57 Meskipun demikian, perahu 

(safi>nah) dalam terminologi al-Qur’an terkadang disamakan dengan kapal sebagai 

moda transportasi air. Hal ini sebagaimana penyebutan Nabi Nuh dan kaumnya 

yang menaiki bahtera disebut oleh QS al-‘Ankabu>t/29: 15 dengan as}h}a>b al-safi>nah. 

b. Kapal  

Kapal moda trasportasi air yang paling disebut dalam al-Qur’an. Penyebutan 

kapal dalam al-Qur’an berkaitan dengan berbagai konteks, seperti rangkaian kisah 

Nabi Nuh serta berbagai konteks lainnya. Al-Qur’an menyebut kapal dengan term 

al-fulk. Kata fulk merupakan ism ja>mid, yaitu tidak memunyai akar kata selain 

dari kata itu sendiri; tidak berasal dari akar kata falaka dan tidak pula dari akar 

kata yang lain.58  

Di dalam al Qur'an kata fu>lk disebut 23 kali, misalnya di dalam QS. al-

Baqarah/2: 164, QS al-A’ra>f/7: 64, QS Yu>nus/l0: 22 dan 73, QS Hu>d/11: 37 dan 

38, QS. Ibra>hi>m/14: 33, QS al-Nah}l/6l: 14, dll.59 Penggunaan kata fu>lk disebut di 

dalam bentuk mufrad muz\akkar yang berarti marki>b (kendaraan), seperti di dalam 

QS. al-Syu’a>ra> /26: 119. Selain itu, terdapat juga kata fulk yang disebut dalam 

bentuk jama’ mu'annas dan dirangkaikan dengan kata sifat mawa>khira sehingga 

 
56M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid III, h. 859. 

57M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid III, h. 859 

58M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 234. 

59Muh}ammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi>, al-Mu’jam al-Mufahharas li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 

526. 
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berarti kapal/ perahu yang berlayar. Penyebutan ini seperti yang terdapat pada QS 

al-Nah}l/16: 14.60 

Selain kata al-fulk, terdapat kata jariyah yang diartikan sebagai kapal61 yang 

berlayar.62 Pada QS al-H}a>qqah/59: 11, kata al-ja>riyah yang diartikan sebagai kapal, 

berkonteks pada kisah bahtera nabi Nuh yang berlayar tanpa ada tempat berhenti 

ketika air bah melanda negerinya. Kemudian pada  QS al-Z|a>riya>t/51: 3, melalui 

kata al-ja>riya>t, Allah swt menggambarkan secara umum keadaan kapal yang 

berlayar.63 

Dari QS al-H}a>qqah/59: 11 dapat ditemukan gambaran teknologi kapal yang 

dikemabangkan pada masa Nabi Nuh, yaitu kemampuannya berlayar dalam waktu 

yang lama. Selain itu, teknologi transportasi kapsl yang dikembangkan pada masa 

itu, juga telah mampu mengarungi dan menerjang gelombang yang tinggi. Ketika 

terjadi terjadi banjir besar, suasana sangat mencekam. Air naik disertai gelombang 

yang tinggi dan  dahsyat. Suasana ini digambarkan oleh kata mawj yang berarti 

digoncangkan.64   

عَنَا   بْ مَّ
َ
انَ فِيْ مَعْزِل  يٰبُنَيَّ ارْك

َ
ابْنَهٗ وَك

 
بَالِ  وَنَادٰى نُوحُْ  جِ

ْ
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َ
رِيْ بِهِمْ فِيْ مَوجْ  ك

جْ
َ
ا  وَهِيَ ت

َ
وَل

فِرِيْنَ  
ٰ
ك
ْ
عَ ال نْ مَّ

ُ
 تَك

Terjemahnya: 
Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-

gunung. Nuh memanggil anaknya, sedang dia (anak itu) berada di tempat (yang 

jauh) terpencil, “Wahai anakku, naiklah (ke bahtera) bersama kami dan 

janganlah engkau bersama orang-orang kafir.”65 (QS Hu>d/11: 42) 

 
60M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid I, h. 234. 

61Abu Ish}a>q Ibra>hi>m bin al-Sirri> al-Zuja>j, Ma’a>ni> al-Qura>n wa I’ra>buh, Juz V, h. 51. 

62Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin ‘Isa> bin Muh}ammad al-Mizzi> Ibnu Zamani>n, 

Tafsi>r al-Qur’an al-‘Azi>z, Juz IV, h. 282. 

63M. Quraish Shihab ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, Jilid I. h. 390. 

64Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqidah al-Syari’ah wa al-Minhaj, 
Juz XII, h. 72. 

65Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 226. 
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Berdasarkan dua ayat di atas, ditemukan setidaknya dua teknologi kapal 

yang dibangun pada masa Nuh. Dari QS al-H}a>qqah/59: 11 dijelaskan bahwa kapal 

yang dibangun pada masa tersebut memilki kemapuan pelayaran dalam waktu 

yang lama. Sedangkan pada QS Hu>d/11: 42, digambarkan tentang daya tahan kapal 

dalam menerjang gelombang. 

3. Moda Transportasi Udara dalam al-Qur’an 

Transportasi udara atau jenis kendaraan udara yang dapat dikendarai oleh 

manusia,  tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an secara eksplisit. Meskipun 

demikian, isyarat tentang adanya transportasi udara dapat ditemukan dalam QS 

Saba>’/34: 12. 

ِ مَنْ 
ن  جِ
ْ
قِطْرِ  وَمِنَ ال

ْ
َٗ عَيْنَ ال

َ
نَا ل
ْ
ل سَُُ

َ
هْرٌ  وَا رَوَاحُهَا شَُُ هْرٌ وَّ هَا شَُُ يَْ  دُدُوُّ يْمٰنَ الر ِ

َ
ل وَلِسُُُ

مْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ 
َ
ه   وَمَنْ يَّزغِْ مِنْهُمْ عَنْ ا ِ

 بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَب 
ُ
عْمَل عِيْرِ يَّ  عَذَابِ السَّ

Terjemahnya: 

Dan kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu 

pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanan pada waktu sore sama 

dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. 

Dan sebagian dari ada yang bekerja dihadapannya (di bawah kekuasaannya) 

dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara meraka dari 

perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-

nyala.66 

Nabi Sulaiman dianugerahi oleh Allah swt. karunia dengan ditundukkannya 

angin kepadanya. Dengan karunia tersebut dapat mempersingkat perjalanann 

dengan waktu tempuh yang lebih sedikit. Hal ini sebagaimana keberadaan pesawat 

yang dapat menempuh jarak yang jauh dalam waktu singkat . 

Selain itu, Nabi Sulaiman juga memanfaatkan burung Hupu (hud-hud) ketika 

mengirimkan surat kepada Ratu Saba’, sebagaimana yang dikisahkan dalam QS al-

Naml/27: 20-31. 

 
66Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an  dan Terjemahnya, h. 429. 
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انَ مِنَ 
َ
مْ ك
َ
هُدْهُدََۖ ا

ْ
رَى ال

َ
آٗ ا
َ
 مَا لِيَ ل

َ
يْرَ فَقَال دَ الطَّ وْ  وَتَفَقَّ

َ
ا ا هٗ عَذَاب ا شَدِيْد  بَنَّ ِ

عَذ 
ُ
ا
َ
غَاۤىِٕبِيْنَ ل

ْ
ال

طْ بِه   حِ
ُ
مْ ت

َ
حَطْتُّ بِمَا ل

َ
 ا
َ
ثَ دَيْرَ بَعِيْد  فَقَال

َ
بِيْن  فَمَك

طٰن  مُّ
ْ
يْ بِسُل تِيَن ِ

ْ
يَأ
َ
وْ ل
َ
هٗٓٗ ا نَّ ذْبَحَ

۟
ا
َ
ا
َ
  ل

ة  
َ
يْ وَجَدْتُّ امْرَا ِ

قِيْن  اِن  هَا عَرْشٌ   وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَا  ۢبِنَبَا  يَّ
َ
ل ِ شَيْء  وَّ

 
ل
ُ
وْتِيَتْ مِنْ ك

ُ
هُمْ وَا

ُ
تَمْلِك

هُمْ  
َ
عْمَال

َ
يْطٰنُ ا هُمُ الشَّ

َ
مْسِ مِنْ دُوْنِ الٰلِّ وَزَيَّنَ ل هَا وَقَوْمَهَا يسَْجُدُوْنَ لِلشَّ عَظِيْمٌ وَجَدْتُّ

 ِ ٰ ا يَسْجُدُوْا للِّ
َّ
ل
َ
ا يَهْتَدُوْنَ  ا

َ
بِيْلِ فَهُمْ ل هُمْ عَنِ السَّ مٰوٰتِ فَصَدَّ بْءَ فِى السَّ خَ

ْ
ذِيْ يُخرْجُِ ال

َّ
 ال

عَظِيْمِ ۩ ۞ قَ 
ْ
عَرْشِ ال

ْ
ا هُوَ  رَبُّ ال

َّ
ََ اِل
ٰ
آٗ اِل
َ
لٰلُّ ل

َ
فُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ا خْ

ُ
مُ مَا ت

َ
رْضِ وَيَعْل

َ
ا
ْ
  وَال

َ
ال

كِتٰبِيْ هٰ  ذِبِيْنَ اِذْهَبْ ب ِ
ٰ
ك
ْ
نْتَ مِنَ ال

ُ
مْ ك

َ
صَدَقْتَ ا

َ
 عَنْهُمْ سَنَنْظُرُ ا

َّ
يْهِمْ ثُمَّ تَوَل

َ
قِهْ اِل

ْ
ل
َ
ذَا فَا

يْمٰنَ 
َ
رِيْمٌ اِنَّهٗ مِنْ سُل

َ
يَّ كِتٰبٌ ك

َ
قِيَ اِل

ْ
ل
ُ
يْٓٗ ا ِ
ؤُا اِن 

َ
مَل
ْ
يُّهَا ال

َ
تْ يٰٓا

َ
 وَاِنَّهٗ بِسْمِ  فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ قَال

 
ْ
يَّ وَأ

َ
وْا عَل

ُ
ا تَعْل

َّ
ل
َ
حِيْمِ   ا حْمٰنِ الرَّ يْ مُسْلِمِيْنَ  الٰلِّ الرَّ  ࣖ توُْنِ

Terjemahnya: 
(20)  Dia (Sulaiman) memeriksa (pasukan) burung, lalu berkata, “Mengapa aku 

tidak melihat Hud-hud?546) Ataukah ia termasuk yang tidak hadir? (21) Pasti 

akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika 

ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.” (22) Tidak lama kemudian 

(datanglah Hudhud), lalu ia berkata, “Aku telah mengetahui sesuatu yang belum 

engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba’547) membawa suatu 

berita penting yang meyakinkan (kebenarannya) (23) Sesungguhnya aku 

mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri 

Saba’). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. 

(24) Aku (burung Hudhud) mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah 

matahari, bukan Allah. Setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan (buruk itu 

agar terasa indah) bagi mereka sehingga menghalanginya dari jalan (Allah). 

Mereka tidak mendapat petunjuk. (25) Mereka (juga) tidak menyembah Allah 

yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi549) dan yang 

mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. (26) Allah, 

tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai ʻArasy yang agung.” 

(27)  Dia (Sulaiman) berkata, “Kami akan memperhatikan apakah engkau benar 

atau termasuk orang-orang yang berdusta. (28.) Pergilah dengan (membawa) 

suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari 

mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan!” (29) Dia (Balqis) 

berkata, “Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku 

sebuah surat yang penting.” (30)  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!”67 

 
67Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an  dan Terjemahnya, h. 378-379. 
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Transportasi udara lain yang disebutkan oleh al-Qur’an secara tersirat ialah 

buraq dalam QS al-Isra>’/17: 1, yang dikendarai Nabi Muhammad saw ketika 

melakukan perjalanan isra dan miraj. 

نَا  
ْ
ذِيْ بٰركَ

َّ
قْصَا ال

َ
ا
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ى ال
َ
حرََامِ اِل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
نَ ال ا م ِ

 
يْل
َ
سْرٰى بِعَبْدِه  ل

َ
ذِيْٓٗ ا

َّ
سُبْحٰنَ ال

بَصِيْرُ  
ْ
مِيْعُ ال يٰتِنَا  اِنَّهٗ هُوَ السَّ

ٰ
َٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ ا

َ
 حَوْل

Terjemahnya: 
Maha Suci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Nabi Muhammad) 

pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidilaqsa yang telah Kami berkahi 

sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda 

(kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.68 

Ciri-ciri buraq yang berwarna putih, ukurannya lebih besar dari keledai tetapi 

lebih kecil dari bagal, memiliki tali kendali, diberikan lampu di punggungnya, dan 

dapat berlari sangat kencang, langkahnya sejauh tempat yang ia lihat. selain itu, 

al-S|a’labi> juga menjelaskan ciri-ciri buraq dengan mengutip hadis riwayat Ibnu 

‘Abba>s. 

فأخذ بيدي وأخرجنِ  قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م  عن ابن عب اس
خد ه كخد   -دابة فوق الْمار ودون البغل -من المسجد فإذا أنَ بِلبراق

مه كقوائم الإبل الإنسان وذنبه كذنب البعيْ وعرفه كعرف الفرس وقوائ
وأظلَفه كأظلَف البقر وصدره كأنه يَقوتة حمراء وظهره كأنه درة بيضاء  

  69عليه رحل من رحائل الجنة، وله جناحان فِ فخذيه يمر مثل البرق

Artinya: 

Maka, (Jibril) mengambil tanganku serta mengeluarkanku dari masjid. Ketika 

itu aku melihat Buraq, pipinya bagaikan pipi manusia, ekornya bagaikan ekor 

unta dewasa, jambulnya bagaikan jambul kuda, kaki-kakinya bagaikan kaki 

unta, kuku-kukunya bagaikan kuku sapi, dadanya bagaikan batu permata yaqut, 

punggungnya bagaikan intan putih, ia dikenakan pelana dari pelana-pelana 

surga, ia memiliki dua sayap di kedua pahanya, ia berlari bagaikan kilat. 

 
68Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an  dan Terjemahnya, h. 282. 

69Ah}maad bin Ibra>hi>m al-S|a’labi>, Kasyf al-Baya>n ‘an Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz VI (Cet. I; 

Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 2002 M/ 1422 H), h. 56. 
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Tempat bersejarah terkait dengan kendaraan burqa ialah Masjid Aqsa di 

Yerussalam. Saat Nabi Muhammad saw tiba di Masid Aqsa dalam perjalanan isra 

maraj-nya, beliau mengikat buraq-nya disebelah barat masjid Aqsa.  

لَةَ، عَنِ الزُّبَ يِْْ بْنِ   ثَ نَا أبَوُ تُُيَ ْ ثَ نَا يَ عْقُوبُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ
ُ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ: جُنَادَةَ، عَنِ ابْنِ بُ رَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

نَا إِلََ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ جِبْريِلُ بِِِصْبَعِهِ، فَخَرَقَ بِهِ الَْجَرَ، وَشَدَّ  لَمَّا انْ تَ هَي ْ
  70بِهِ البُ رَاقَ 

Artinya:  

Mebceritakan kepada kami Ya’qu>b bin Ibra>hi>m al-Dawraqi, ia berkata: 

Menceritakan kepada kami Abu> Tumailah, dari al-Zubair bin Juna>dah: dari Ibnu 

Buraidah, dari ayahnya, Rasulullah saw bersabda: ketika kami telah sampai di 

Baitul Maqdis, Jibril menunjuk dengan tangannya, maka terbakarlah sebuah 

batu dan ia mengikat buraq dengannya (HR al-Tirmiz\i>) 

Tempat ini dikemudian dinamai dengan tembok buraq. Tembok Buraq 

kemudian dipakai beribadah oleh Kaum Yahudi dan dikenal dengan “Tembok 

Ratapan”. Menurut keyakinan Kaum Yahudi, tembok ini adalah bagian terakhir 

yang tersisa dari kuil Sulaiman yang masih dapat digunakan untuk beribadah. Di 

tempat ini, Kaum Yahudi setiap tahunnya selalu merayakan hari raya Matahari, 

yaitu hari raya untuk memperingati penetapan matahari ketika Allah menciptakan 

alam semesta.71 

4. Isyarat al-Qur’an tentang Perkembangan Transportasi 

Pengagalan terakhir QS al-Nah}l/16: 8 dan QS Ya>sin/36: 42, menuurt 

sebagian ulama ialah isyarat yang diberikan Allah swt sebagai isyarat tentang akan 

munculnya perkembangan alat transportasi.  

 
70Abu> ‘Isa> Muh}ammad bin ‘Isa> bin Sawrah al-Tirmiz\i>, al-Ja>mi’ al-Kabi>r, Juz II (t.c; Beirut: 

Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 1998), h. 152 

71Jiha>d Jama>l, Hai’ah al-Bura>q Muja>z Ta>rikh al-Muwas\s\aq (Palestina: Markaz Bait al-

Maqdi>s, 2013), h. 13. 
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Menurut al-Tusturi, “Dan Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui” 

mempunyai dua makna. Salah satunya yaitu Allah memberitahukan kepada 

manusia bahwa ada hal yang belum diketahui bahkan tidak dapat dipahami akal 

manusia berupa penemuan-penemuan dan berbagai macam ilmu pengetahuan yang 

akan muncul di masa depan. Kemudian pada ayat ini juga ditegaskan bahwa Allah 

swt telah menciptakan apa yang tidak manusia saat ini dan tidak ada satu pun dari 

ciptaan-Nya kecuali dari pengetahuanNya. Karena segala sesuatu yang diketahui 

bahkan belum diketahui manusia, Allah swt. Maha Mengetahui akan hal 

tersebut.72 

Isyarat bahwa Allah swt. Maha Mengetahui dan Maha Menciptakan segala 

sesuatu seperti halnya kemajuan alat transportasi. Karena Allah swt tidak hanya 

menciptakan ketiga jenis hewan yang disebutkan dalam ayat ini sebagai sarana 

transportasi, tetapi Allah swt. terus menerus menciptakan berbagai macam sarana 

transportasi yang belum diketahui oleh manusia ketika al-Qur’an di turunkan 

Dalam hal ini Allah swt. menciptakan apa yang tidak manusia ketahui selain ketiga 

binatang tersebut, seperti apa yang dicapai oleh ilmu dan diproduksi oleh akal, 

berupa sarana transportasi yang mengangkut barang-barang dan kalian kendarai 

dari satu negeri ke negeri lain, dan dari belahan bumi ke belahan bumi lain, yang 

berjalan di angkasa, di bawah air, dan hal-hal lain yang menakjubkan kalian dan 

menggantikan kedudukan kuda, al-bigal dan keledai sebagai pengangkut logistik 

dan penumpang.73 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Sayyid Quthb menggarisbawahi 

bahwa hal tersebut membuka lapangan yang luas dalam pandangan manusia untuk 

 
72Abu> Muh}ammad Sahl bin ‘Abdi >llah al-Tusturi, Tafsi>r al-Tusturi (Cet. I; Beirut: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 1432 H), h. 90. 

73Ahmad bin Mushtafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi, Juz XIV (Cet. I; Mesir: Syirkah 

Maktabah wa Mat}ba‘ah Mus }tafa al-Ba>bi> al-H}alabi wa Awladih, 1946 M), h. 57. 



109 
 

menerima bentuk-bentuk baru dari alat-alat pengangkutan dan transportasi. 

Dengan demikian ayat ini tidak menutup pandangan manusia menyangkut hal-hal 

yang berada di luar batas lingkungan atau batas waktu di mana mereka hidup, 

karena dibalik lingkungan dan zaman manusia saat ini, masih ada hal-hal lain dan 

baru di masa yang akan datang.74 

B. Urgensi Transportasi dalam al-Qur’an 

Transportasi merupakan saran yang penting dalam kehidupan manusia. Dua 

jenis moda transportasi yang disebut dalam al-Qur’an, seperti dalam QS al-

Zukhru>f/43: 12, “ditundukkan” oleh Allah swt75 sebagai bagian dari nikmat-Nya. 

Moda transportasi tersebut merupakan sarana penunjang yang memudahkan 

berbagai akitivitas bagi keberlangsungan kehidupan manusia.76 Dengan adanya 

moda transportasi, perjalanan yang dilakukan manusia dapat lebih efektif dan 

efisien dengan mengurangi waktu tempuh serta mampu meningkatkan bobot 

angkutan menuju tempat-tempat yang tujuan.77 Hal ini apabila ditinjau secara 

ekonomis, dapat menurunkan harga barang sehingga tidak menyebabkan lonjakan 

harga pasar. 

Sebagai sarana penunjang, al-Qur’an juga mengisyaratkan pentingnya moda 

transportasi sebagai sarana yang dapat membantu dalam  penaggulangan bencana, 

baik pra maupun pasca terjadinya bencana sebagai pemasok bantuan dan sarana 

evakuali korban yang cepat. Isyarat ini merupakan gambaran dari berbagai kisah 

Nabi Nuh yang tersebar diberbagi tempat dalam al-Qur’an. Nabi Nuh, ketika 

 
74M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 6, h. 

537 

75Abu Ish}a>q Ibra>hi>m bin al-Sirri> al-Zuja>j, Ma’a>ni> al-Qura>n wa I’ra>buh, Juz IV, h. 406. 

76Abu> al-Lais\ Nas}r Muh}ammad bin Ah}mad bin Ibra>hi>m al-Samarqandi>, Bah}r al-‘Ulu>m, Juz 

III, h. 251. Lihat juga, Abu> al-‘Abba>s Ah}mad bin Muh}ammad  bin al-Mahdi> al-Su>fi>, al-Bah}r al-
Madi>d fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Maji>d, Juz V, h. 237. 

77‘Abd al-Kari>m Yu>nus al-Khati>b, al-Tafsi>r al-Qur’a>ni> li al-Qur’a>n, Juz XIII, h. 111. 
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menjelang terjadinya banjir besar, segera mengevakuasi berbagai macam makhluk 

hidup sehingga bisa terselamatkan dari banjir tersebut. 

Urgensi lainnya, transportasi merupakan sarana yang dapat membantu 

manusia dalam berbagai pertempuran. Sebagaimana gajah yang digunakan 

Abrahah sebagai kendaraan tempur dalam menyerang ka’bah. Selain itu, moda 

transportasi, seperti kuda, sangat membantu pasukan melakukan serangan yang 

cepat dalam pertempuran. Hal ini tentu sangat membantu sebuah pasukan dalam 

memenangkan pertempuran. 

Berikut diuraikan terkait fungsi dan manfaat transportasi dalam al-Qur’an.  

1. Fungsi Transportasi dalam al-Qur’an 

Secara umum, beberapa fungsi transportasi yang disebut dalam al-Qur’an 

ialah sebagai angkutan penumpang, pengangkut logistik atau barang dan 

kendaraan tempur.  

a. Angkutan Penumpang 

Fungsi transportasi sebagai alat transportasi, ditemukan hampir disemua 

ayat al-Qur’an yang berbicara tentang transportasi, seperti dalam QS  al-Nah}l/16: 

5-8 (transportasi darat) dan QS Ya>sin/36: 41-42 (tarnsportasi air). 
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Terhemahnya: 
(5)  Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) 

ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-

nya kamu makan. (6) Kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu 

membawanya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya (ke tempat 

penggembalaan). (7) Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu 

tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya 

Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (8) (Dia telah menciptakan) 
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kuda, bagal,) dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah 

menciptakan apa yang tidak kamu ketahui 78 (QS al-Nah}l/16: 5-8) 

يَةٌ 
ٰ
هُمْ  وَا

َّ
نَّا ل

َ
نَا ا

ْ
تَهُمْ  حَمَل يَّ ِ

كِ   فِى ذُر 
ْ
فُل
ْ
مَشْحُوْنِ   ال

ْ
قْنَا ال

َ
هُمْ  وَخَل

َ
نْ   ل َ    م ِ ثْلِ بُوْنَ   مَا م ِ

َ
  يَركْ

Terjemahnya: 

(41) Suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa Kami 

mengangkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. (42)  (Begitu 

juga) Kami menciptakan untuk mereka dari jenis itu angkutan (lain) yang 

mereka kendarai. 79 (QS Ya>sin/36: 41-42) 

Keledai umumnya digunakan oleh orang Arab sebagai kendaraan dalam kota. 

Dalam artian, keledai difungsikan sebagai alat transportasi domestik. Sedangkan 

kuda, unta dan bagal digunakan sebagai alat transportasi jarak jauh dan.80 Adapun 

dalam QS Ya>sin/36: 41-42 menyebutkan bahwa kapal sebagai alat transportasi laut 

berfungsi untuk membawa manusia dalam pelayaran menuju lokasi tertentu. 

b. Pengangkut Logistik 

Bangsa  Arab merupakan masyarakat bisnis yang melakukan perniagaan ke 

berbagai penjuru negeri. Masyarakat arab dalam mengangkut barang dagangannya 

menggunakan media transportasi, seperti unta atau bagal. Fungsi ini juga termuat 

dalam QS al-Nah}l/16: 5-8. 

Hewan-hewan, seperti yang disebut dalam QS al-Nah}l/16: 5-8, digunakan 

sebagai pengankut logistik oleh karena memilki kemampuan masing-masing. 

Bagal misalnya, meskipun lambat ketika berlari, tetapi orang-orang Arab 

menggunakannya untuk membawa barang. Hal ini dikarenakan bagal memang 

dikenal sebagai hewan yang mampu membawa barang yang berat. Tercatat bagal 

mampu mengangkat beban seberat 72 kilogram dan berjalan sejauh 26 kilometer 

tanpa berhenti. Pada umumnya bagal dapat mengangkat beban mati seberat 20 

persen dari berat tubuhnya. Apabila mengangkut beban yang hidup misalnya 

 
78Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 268 

79Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 443. 

80M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian, Vol. 6, h. 537-538. 
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manusia, bagal mampu menanggung beban setara dengan 30 persen berat 

tubuhnya.81  

Selain itu, bagal juga cenderung berhati-hati dan pintar memilih jalan yang 

tidak berbahaya untuk menjaga dirinya dari kecelakaan, cenderung tidak pergi jauh 

saat menemukan situasi berbahaya. Selain itu, durasi kerja bagal secara umum 

lebih panjang daripada kuda. Hal ini membuatnya menjadi hewan yang sangat 

aman untuk dikendarai.82  

c. Kendaraan Tempur 

Sebagaian alat transportasi dapat dimanfaatkan dalam situasi peperangan. 

Seperti gajah yang dimanfaatkan sebagai breaker dalam peperangan. Dalam 

peperangan, gajah bertugas mengobrak-abrik pasukan lawan dengan cara 

menginjak-injak.83 Selain itu, hewan, seperti kuda, juga dimanfaatkan untuk 

menyerang dan menyergap musuh oleh karena kecepatnnya. Bahkan dalam sebuah 

hadis disebutkan fungsi kuda sebagai kendaraan perang. 

الَ:  أَخْبَ رَنََ عَمْرُو بْنُ يََْيََ بْنِ الْْاَرِثِ، قَالَ: حَدَّثَ نَا مََْبُوبُ بْنُ مُوسَى، قَ 
ثَ نَا أبَوُ إِسْحَاقَ يَ عْنِِ الْفَزَاريَِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِ صَالِحٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ   حَدَّ
أَبِ هُرَيْ رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْْيَْلُ مَعْقُودٌ فِ 

رُ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَا مَةِ، الْْيَْلُ ثَلََثةٌَ: فَهِيَ لرَِجُلٍ أَجْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ  نَ وَاصِيهَا الْْيَ ْ
سَت ْرٌ، وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فأََمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَالَّذِي يََْتَبِسُهَا فِ  

ئًا، إِلََّ كُتِبَ  لَهُ بِكُلِ  شَيْءٍ    سَبِيلِ اللََِّّ فَ يَ تَّخِذُهَا لَهُ، وَلََ تُ غَيِ بُ فِ بطُوُنِِاَ شَي ْ
 84)روواه النسائي(   غَي َّبَتْ فِ بطُوُنِِاَ أَجْرٌ، وَلَوْ عَرَضَتْ لَهُ مَرجٌْ 

Artinya: 

 
81Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 99 

82Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 101. 

83Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an dan Sains, h. 182.. 

84Abu> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Syu’aib al-Nasa>’i>, al-Sunan al-Kubra>, Juz IV (Cet.I; 

Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 2001 M/1421 H), h. 932.  



113 
 

Mengabarkan kepada kami, ‘Amru> bin Yah}ya> bin al-H}a>ris\, dia berkata: 

menceritakan kepada kami Mah}bu>b bin Mu>sa, dia berkata: menceritakan 

kepada kami Abu> Ish}a>q, yaitu al-Faza>ri>, dari Suhail bin Abi> S}a>lih}, dari ayahnya, 

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw bersabda:  Pada setiap ubun-

ubun kuda telah tertulis kebaikan hingga hari kiamat. Dan kuda perang ada tiga; 

ia bisa menjadi pahala bagi seseorang, bisa menjadi tabir bagi seseorang dan 

bisa menjadi dosa bagi seseorang. Yang menjadikan pahala bagi seseorang 

adalah, orang yang menahannya di jalan Allah dan menjadikannya untuk Allah 

dan tidaklah kuda tersebut makan sesuatu dalam perutnya kecuali telah 

ditetapkan baginya dengan setiap yang dimakan dalam perutnya sebagai pahala, 

meskipun itu pada rumput yang dilaluinya. (HR al-Nasa>’i>) 

Pada hadis di atas disebutkan fungsi kuda sebagai kendaran perang yang 

dapat menjadi pahala apabila digunakan untuk berperang di jalan Allah swt. 

Adapun hewan-hewan lain seperti unta atau keledai, dalam situasi peperangan, 

biasanya difungsikan sebagai pengangkut logistik, baik logistik senjata maupun 

bahan makanan untuk pasukan. Meskipun juga, dalam beberapa peperangan 

diciptakan pelana yang ditempatkan dipunuk unta untuk digunakan sebagai 

kendaraan tempur.85  

2. Manfaat Transportasi dalam al-Qur’an 

Berbagai manfaat moda transportasi yang tersebut dalam al-Qur’an, 

menunjukkan pentingnya moda transportasi bagi kehidupan manusia. Adapun 

manfaat-manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut. 

a. Manfaat Ekonomi 

Dari sektor ekonomi, transportasi merupakan sarana yang sangat penting 

bagi bangsa Arab (sebagai makha>tab pertama al-Qur’an). Sebagai masyarakat 

bisnis, masyarakat sebagian besar bangsa Arab mengandalkan sektor perdagangan. 

Inisiatif dari suku Quraisy untuk berdagang bukan tanpa alasan. Kegiatan 

perdagangan merupakan kegiatan yang paling berpeluang bagi mereka karena 

 
85Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Hewan perspeektif al-Qur’an Sains, h. 92. 
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kondisi alam tidak bersahabat sehingga tidak bisa diandalkan.86 Perjalanan dagang 

ini kemudian menjadi tradisi bagi suku-suku Arab lainnya khususnya suku Quraisy 

sebagaimana yang digambarkan dalam QS. Quraisy. Perjalanan tersebut dilakukan 

dengan membentuk kafilah-kafilah yang pada setiap kafilah memilki beberapa alat 

transportasi, unta, untuk mengangkut logistik dagangnya. 

Oleh sebab itu, moda transportasi memberikan banyak manfaat bagi 

mereka. Dengan adanya sarana transportasi, volume bisnis mereka bisa meningkat. 

Dengan demikian, kehadiran alat transportasi tersebut, dapat meningkatkan 

pendapatann secara ekonomis oleh karena semakin meningkatnya jumlah barang 

yang dapat diangkut. 

b. Manfaat Politik 

Salah satu manfaat politik transportasi dapat ditemukan dalam QS al-

Naml/27: 20-31. 
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Terjemahnya: 
(20)  Dia (Sulaiman) memeriksa (pasukan) burung, lalu berkata, “Mengapa aku 

tidak melihat Hudhud?546) Ataukah ia termasuk yang tidak hadir? (21) Pasti 

 
86 Sa´i>d bin Muh}ammad bin Ah}mad al-Afga>ni>, al-´Arab fi> al-Ja>hiliyah wa al-Isla>m (t.d), h. 

46. 
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akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika 

ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.” (22) Tidak lama kemudian 

(datanglah Hudhud), lalu ia berkata, “Aku telah mengetahui sesuatu yang belum 

engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba’ membawa suatu berita 

penting yang meyakinkan (kebenarannya) (23)  Sesungguhnya aku mendapati 

ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba’). Dia 

dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. (24) Aku 

(burung Hudhud) mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, 

bukan Allah. Setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan (buruk itu agar terasa 

indah) bagi mereka sehingga menghalanginya dari jalan (Allah). Mereka tidak 

mendapat petunjuk. (25) Mereka (juga) tidak menyembah Allah yang 

mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi549) dan yang 

mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. (26) Allah, 

tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai ʻArasy yang agung.” 

(27) Dia (Sulaiman) berkata, “Kami akan memperhatikan apakah engkau benar 

atau termasuk orang-orang yang berdusta. (28.) Pergilah dengan (membawa) 

suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari 

mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan!” (29) Dia (Balqis) 

berkata, “Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku 

sebuah surat yang penting.” (30) 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!”87  

Nabi Sulaiman memanfaatkan burung hupu (hud-hud) untuk memperoleh 

berita dari Ratu Saba. Berita tersebut kemudian dilanjutkan dengan diplomasi 

politik yang kepada penguasa Saba’ untuk penyatuan kerajaan dan mengajaknya 

menyembah Allah swt.  

Dari gambaran tersebut ditemukan urgensi transportasi. Dengan adanya 

transportasi dapat mempercepat penyampian berita sekaligus memperlancar 

diplomasi suatu penguasa dengan negeri yang lain.  

c. Manfaat Sosial 

Dengan mempercepat waktu tempuh dan memperluas jangkauan perjalanan 

manusia, transportasi dapat meningkatkan intensitas dan kemungkinan pertemuan 

manusia dari berbagai wilayah yang jauh. Dengan demikian, sosialisasi berbagai 

 
87Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Mahir Al-Qur’an  dan Terjemahnya, h. 378-

379. 



116 
 

kebudayaan dari berbagai kultur dapat terjadi dengan cepat. Hal ini misalnya 

terjadi di Indonesia ketika proses Islamisasi. Melalui sarana perdagangan, orang-

orang Arab atau para mubalig Islam datang ke Nusantara dengan kapal dagang 

mereka, yang mulanya hanya berkedok ekonomi kemudian sampai ranah ideologi. 

Pada akhirnya, terbentuk berbagai komunitas Muslim diberbagai tempat hingga 

agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. 

Selain itu, sebagaimana disebut di atas, moda transportasi juga sangat 

membantu manusia dalam situasi bencana. Baik sebagai pembawa bantuan logistik 

ke daerah terdampak bencana, juga sebagai sarana evakuasi korban yang cepat dan 

efektif.  

d. Manfaat Militer 

Alat transportasi dapat dimanfaatkan sebagai perangkat militer. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh berbagai ayat sebelumnya, beberapa alat 

transportasi dimanfaatkan, baik sebagai kendataan tempur, seperti gajah dan kuda, 

atau sebagai pengangkut logistik militer, seperti bagal dan unta dalam situasi 

peperangan. Dengan pemanfaatan alat transportasi dalam peperangan, maka dapat 

memprkokoh pertahanan atau membantu dalam inisiasi serangan suatu pasukan. 

Dengan demikian, kemungkinan memenagkan sebuah pertempuran juga 

meningkat. 

C. Implementasi Ayat-Ayat Transportasi dalam Kehidupan 

1. Adab Berkendara dalam al-Qur’an 

a. Berdoa 

Ketika melakukan perjalanan dengan kendaraan hendaknya berdoa kepada 

Allah swt agar diberi keselamatan dan kelancaran. Hal ini sebagaimana yang 

dilakukan oleh Nabi Nuh bersama kaumnya ketika hendak dengan kapal ketika 

terjadi peristiwa banjir besar. 
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Terjemahnya: 

(28)  Apabila engkau dan orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, 

ucapkanlah, ‘Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum 

yang zalim. (29)  Berdoalah, ‘Wahai Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat 

yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.’” (QS al-

Mu’minu>n/23: 28-29)88 

Bahkan orang-orang musyrik pada masa Nabi Muhammad saw ketika dalam 

keadaan dan situasi terdesak, tahu bahwa hanya kepada Allah-lah mereka dapat 

meminta pertolongan. Gambaran ini termuat dalam QS al-‘Ankabu>t/29: 65 dan QS 

al-Isra>’/17: 67. 

كِ   فِى ارَكِبُوْ  فَاِذَا
ْ
فُل
ْ
لِصِيْنَ  الٰلَّ  دَعَوُا ال َُ  مُخْ

َ
يْنَ  ل مَّا ە    الد ِ

َ
ىهُمْ  فَل جٰ

َ
ى ن

َ
بَر ِ   اِل

ْ
وْنَ   هُمْ  اِذَا ال

ُ
  يشُْركِ

Terjemahnya: 

Apabila naik ke dalam bahtera, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa 

pengabdian (ikhlas) kepada-Nya. Akan tetapi, ketika Dia (Allah) 

menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) 

mempersekutukan (Allah).89 

مُ   وَاِذَا
ُ
ك رُّ   مَسَّ بَحْرِ   فِى  الضُّ

ْ
   ال

َّ
آٗ   تَدْعُوْنَ   مَنْ   ضَل

َّ
مَّا  اِيَّاهُ    اِل

َ
مْ   فَل

ُ
ىك جٰ

َ
ى  ن

َ
بَر ِ   اِل

ْ
عْرَضْتُمْ    ال

َ
انَ   ا

َ
 وَك

سَانُ 
ْ
اِن
ْ
ا ال فُوْر 

َ
  ك

Terjemahnya: 

Apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang kamu seru, 

kecuali Dia. Akan tetapi, ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu 

berpaling (dari-Nya). Manusia memang selalu ingkar.90 

Ada banyak doa yang diajarkan Nabi Muhammad saw dan para ulama ketika 

hendak berkendara. Salah satu di antaranya ialah,  

ثَ نَا حَجَّاجُ بْنُ مََُمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:  حَدَّثَنِِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اِلله، حَدَّ
أَخْبَ رَنِ أبَوُ الزُّبَ يِْْ، أَنَّ عَلِيًّا الََْزْدِيَّ، أَخْبَ رَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ؛ أَنَّ رَسُولَ  

 
88Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 344. 

89Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 404. 

90Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 289. 
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مَ كَانَ إِذَا اسْتَ وَى عَلَى بعَِيْهِِ خَارجًِا إِلََ سَفَرٍ، كَب َّرَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
ثَلََثًً، ثَُُّ قَالَ: »سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لنََا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرنِِيَن، وَإِنََّ إِلََ 

قَلِبُونَ، اللهُمَّ إِنََّ نَسْألَُكَ فِ سَفَرنََِ هَذَا الْ  برَّ وَالت َّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ رَب نَِا لَمُن ْ
نَا سَفَرَنََ هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُ عْدَهُ، اللهُمَّ أنَْتَ  مَا تَ رْضَى، اللهُمَّ هَوِ نْ عَلَي ْ
الصَّاحِبُ فِ السَّفَرِ، وَالْْلَِيفَةُ فِ الََْهْلِ، اللهُمَّ إِنِ ِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثاَءِ  

قَلَبِ فِ الْمَالِ وَالََْهْلِ«، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهنَُّ  السَّفَرِ، وكََآبةَِ   الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُن ْ
 91)صحيح مسلم( وَزاَدَ فِيهِنَّ: »آيبُِونَ تََئبُِونَ عَابِدُونَ لرَِب نَِا حَامِدُونَ«

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah, telah menceritakan kepada 

kami Hajjaj bin Muhammad, ia berkata, Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan 

kepadaku Abu Zubair bahwa Ali al-Azdi telah mengabarkn kepadanya, bahwa Ibnu 

‘Umar, telah mengajarkan kepada mereka, bahwasanya ketika Rasulullah saw 

telah berada di atas kendaraan dan hendak bepergian, maka beliau  bertakbir 

sebanyak tiga kali, setelah itu, membaca: subh}ana al-laz\i> sakhkhara lana> ha>z\a>,  wa 
ma> kunna muqrini>n, wa inna> ila rabbina lamunqalibu>n. Alla>humma inna> nas’aluka 
fi> safarina ha>z\a> al-birr wa al-taqwa>, wa min al-‘amal ma> tard}a>,   alla>humma hawwin 
'alaina> safarana> ha>z\a> wat{wi ‘anna> bu’dahu, alla>humma anta al-s}a>hibu fi> al-safari 
wa khal>ifah fi> al-ahli, alla>humma inni> `a’uuz \u bika min wa's\a>’i safar waka>ba>’ah 
manz}ari wa su >’i munqalabi fi> ma>l wa al-ahli (Ya Allah, sesungguhnya kami 

memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini, kami mohon perbuatan yang 

Engkau ridahi. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah 

jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah pendampingku dalam bepergian dan 

mengurusi keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam 

bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan kepulangan yang buruk dalam 

harta dan keluarga)." Dan ketika hendakkembali pulang, beliau membacanya lagi 

dengan menambahkan, "a>yibuuna ta>’ibu>na ‘a>bidu>na li rabbina> haamidu>n. (Kami 

kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji Tuhan kami) (HR 

Muslim) 

Doa tersebut merupakan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi 

Muhammad saw ketika hendak berkendara. Seseorang dianjurkan untuk berdoa 

agar dalam perjalanannya diberilan keselamatan dan senantiasa di bawah 

perlindungan Allah swt.  

b. Berserah Diri kepada Allah 

 
91Abu> al-H}asan Muslim bin al-H}ajja>j bin Muslim al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, S}ah}i>h} Muslim, 

Juz II, h. 978.. 
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Selain berdoa, terdapat pula pelajaran lain yang dapat diambil dari QS 

Hu>d/11: 41. Ketika hendak bepergian menggunakan alat transportasi maka 

hendaknya berdoa dan berserah diri kepada Allah swt sebagaimana yang dilakukan 

oleh Nabi Nuh sebelum memulai pelayaran dengan bahteranya.92 

2. Menaati Aturan  dan Memperhatikan Prosedur Keselamatan 

Dalam berkendara, terdapat aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai 

prosedur keselamatan. Prosedur keselamatan  dalam  berkendara merupakan upaya 

untuk    menghindari  terjadinya  kecelakaan   di  jalanan. Tujuannya tentu untuk  

mengurangi tingkat kecelakaan di jalanan. Hal ini tidak terlepas dari    keberadaan    

perilaku   berkendara  yang sesuai dengan aturan.93 

Dalam hal keselamatan berkendara, Nabi Muhammad saw juga 

memberikan tuntunan terkait hal tersebut. Seperti menggunakan alat transportasi 

sesuai dengan peruntukkannya. Nabi Muhammad saw. melarang pemanfaatan 

hewan diluar dari tujuan penciptaannya, seperti dilarangnya menunggangi sapi dan 

kambing serta dilarang pula untuk memanfaatkan keduanya sebagai hewan 

pengangkut beban. Pelarangan ini disebabkan tujuan penciptaan sapi dan kambing 

ialah sebagai hewan ternak yang dikembangbiakkan untuk dimanfaatkan daging 

dan susunya untuk keperluan konsumsi atau (sapi) sebagai hewan yang digunakan 

tenaganya dalam membajak ladang,94 bukan sebagai kendaraan tunggangan dan 

pengangkut logistik. 

بٍ،  نََ ابمنُ وَهم بَََ يََ، قاَلََ: أخَم مَلََُ بمنُ يََم حٍ، وَحَرم و بمني سََم ري دُ بمنُ عََم َ ري أَحْم اهي ثنَِي أبَوُ الطَّ حَدَّ

 ، َني حْم ، وَأبَوُ سَلمََةَ بمنُ عَبمدي الرَّ ِّبي يدُ بمنُ الممُسَي ثنَِي سَعي هَابٍ، حَدَّ نِي يوُنسُُ، عَني ابمني شي بَََ أخَم
 

92Abu> al-‘Abba>s al-Busaili>, Nukat wa Tanbi>ha>t fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Maji>d, Juz II (Cet. Cet. 

I; Saudi Arabia: Mansyu>ra>t Wiza>rah al-Awqa>f al-Syu’u>n al-Isla>miyah, 2008 M/1429 H), h. 231. 

93Handrix Chris Haryanto, “Keselamatan dalam Berkendara: kajian Terkait dengan Usia dan 

Jenis Kelamin Pada Pengendara”, Inqury Jurnal Ilmiah Psikologi, vol. 7, no. 2 (Desember 2016), h. 

15. 

94Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad Syams al-Di>d al-Qurt|u>bi>, al-Ja>mi’ al-Ah}ka>m, Juz 

X (Cet. II; Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyah, 1964 M/ 1384 H), h. 72. 
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: بيَمنمََا رَجُلٌ يسَُوقُ بقََرَ أنََُّّ  َ هي وَسَلََّّ عَا أَبََ هُرَيمرَةَ، يقَُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللهي صَلََّّ اُلله علَيَم ةً مَا سََي

َّمَا خُ  ن لقَم ليهَذَا، وَلكَينِِّ إي نِِّ لمَم أُخم : إي هي المبَقَرَةُ فقََالتَم ليَم اَ، المتفََتَتم إي ، قدَم حََْلَ علَيَْم قمتُ لي لََُ

ثي  بًا وَفزََعاً، أبَقََرَةٌ تكََََّمُ؟ فقََالَ رَسُولُ اللهي صَلََّّ اُلله  ليلمحَرم حَانَ اللهي تعََجُّ بم فقََالَ النَّاسُ: س ُ

ر رٍ، وَعََُ نُ بيهي وَأبَوُ بكَم نِِّ أُومي َ فإَي هي وَسَلََّّ  95)صحيح مسلَّ( علَيَم
 

Artinya: 

Menceritakan kepadaku Abu> T}a>hir Ah}mad bin ‘Amru> bin Sarh} dan H}armalah 

bin Yah}ya>, keduanya berkata: mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, 

mengabarkan kepadaku Yu>nus, dari Ibnu Syiha>b, menceritakan kepadaku Sa’i>d 

bin al-Masayyib dab Abu> Salamah bin ‘Abd al-Rah}ma>n, bahwasanya keduanya 

telah mendengar Abu> Hurairah berkata” Rasulullah saw. bersabda: ketika 

seseorang menggiring seekor sapi miliknya yang telah ia bebani di atas 

punggungnya, maka sapi itu menoleh kepadanya seraya berkata: sungguh aku 

diciptakan bukan untuk melakukan pekerjaan ini, tetapi sungguh aku 

diciptakan untuk (membajak) ladang. Maka orang-orang berkata: Mahasuci 

Allah, apakah sapi dapat berbicara? Maka Rasulullah saw. berkata: aku, Abu 

Bakar dan Umar beriman hal tersebu. (HR Muslim) 

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa salah satu prosedur dalam 

mengemudi ialah mempersipakan alat transportasi yang layak untuk dikendarai. 

Selain itu, penggunaan alat transportasi harus sesuai peruntukkannya, seperti tidak 

menggunakan sepeda motor untuk mengankut beban yang berat diluar dari 

kemampuannya.  

3. Pengambilan Keputusan yang Tepat 

Dalam rangkaian kisah Nabi Musa as dengan Khidir yang terdapat dalam QS 

al-Kahfi/18: 60-82, terdapat hikmah yang dapat dipetik. Ketika mendapati dua 

keburukan, maka tindakan yang seharusnya dipilih ialah mengambil keputusan 

yang keburukannya paling kecil atau mengorbankan sesuatu untuk menghidari 

keburukan yang lebih besar.96  

 
95Abu> al-H}asan Muslim bin al-H}ajja>j bin Muslim al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, S}ah}i>h} Muslim, 

Juz IV, h. 1857. 

96Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqidah al-Syari’ah wa al-Minhaj, 
Juz XV, h. 296. 
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Hal ini juga sebagaimana yang disebut dalam kaidah u}su>l fiqh, sebagai 

berikut. 

 97تَزاحُمُ المفاسدِ  يُ رْتَكَبُ الَدنى من المفاسدِ 

Artinya: 

(jika) bertabrakan dua keburukan, (maka) tempuhlah/pilihlah yang paling 

ringan (keburukannya). 

Contoh praktis yang dapat ditemukan dalam sehari-hari terkait kasus ini, 

seperti apabila dalam situasi akan terjadi kecelakaan lalu lintas yang menempatkan 

pengemudi dalam sutuasi dilematis, apakah menbarak sebuah bus yang  yang 

memuat puluhan penumpang atau menabrak sebuah kendaraan pribadi yang 

berisikan 1-5 orang. Situasi ini menempatkan pengemudi untuk meangaktifkan 

kemampuan kognitif agar dapat mengolah informasi di sekelilingnya sehingga  

diharuskan memilih resiko yang paling ringan.98 Situasi ini disebut dengan trolley 

problem, yaitu mengorbankan sesuatu yang lebih sedikit untuk menghindari 

korban yang lebih banyak. Trolley problrm ini berkaitan dengan intuisi moral 

manusia.99 

 
97Abu> Muh}ammad S}a>lih bin Muh}ammad al-Qah}t}a>ni>, Majmu’ah al-Fawa>id al-Bahiyah ‘ala 

Manz}u>mah al-Qawa>’id al-Fiqhiyah (Cet. I; Arab Saudi: Da>r al-S}ami>’i>, 2000 M/ 1420 H), h. 44.  

98Dewi Maulina, dkk, “Kelalaian Manusia “Human Eror” dalam Kecelakaan Lalu Lintas: 

Analisis Berdsarkan Pemrosesan Informasi”, Trffic Accident Research Center: Journal of Indonesia 
Road Safety, vol 1, no. 1 (April 2018), h. 36. 

99Laura D’Olimpio, “Apa itu Trolley Problem: Korbankan Satu untuk Selamatkan Banyak 

Orang”, Magdelene, 17 April 2023. https://magdalene.co/story/apa-itu-trolley-problem/ (Diakses 

Pada 29 April 2023) 

https://magdalene.co/story/apa-itu-trolley-problem/
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka di kajian tentang transportasi dalam al-

Qur’an dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Beberapa moda transportasi yang disebut dalam al-Qur’an antara lain, 1) 

Transportasi darat, yaitu kuda (QS. A<li ‘Imra>n/3: 14, QS all-Anfa>l/8: 60, QS 

al-Nah}l/16: 8, QS al-Isra>’/17: 64 dan QS al Hasyr/59: 6), bagal (QS al-

Nah}l/16: 8), unta (jamal: QS al-‘A’ra>f/7: 40, ibil: QS. al-An’a>m/6: 144 dan 

QS. al-Ga>syiyah/88: 17), keledai (QS.al-Jumu’ah/62: 5, QS. al-Baqarah/2: 

259, QS.al-Nah}l/16: 8, QS Luqma>n/31: 19 dan QS.al-Muddas\|s\|ir/74: 50.) dan 

Gajah (al-Fi>l/105: 1); 2) Transportasi Air, yaitu kapal (QS. al-Baqarah/2: 

164, QS al-A’ra>f/7: 64, QS Yu>nus/l0: 22 dan 73, QS Hu>d/11: 37 dan 38, QS. 

Ibra>hi>m/14: 33, QS al-Nah}l/6l: 14, dll) dan perahu (QS al-Kahfi/18: 71 dan 

79 (terulang dua kali) dan QS al-‘Ankabu>t/29: 15);  dan  3) Transportasi 

udara, yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur’an, tetapi 

beberapa isyarat menunjukkan keberadaannya. 

2. Sebagai sarana penunjang, transportasi sangat penting dalam membantu 

berbagai aktivitas kehidupan manusia. Dengan adanya moda transportasi, 

perjalanan yang dilakukan manusia dapat lebih efektif dan efisien dengan 

mengurangi waktu tempuh serta mampu meningkatkan bobot angkutan 

menuju tempat-tempat yang tujuan. Hal ini apabila ditinjau secara 

ekonomis, dapat menurunkan harga barang sehingga tidak menyebabkan 

lonjakan harga pasar. Di sisi yang lain, transportasi merupakan sarana yang 

dapat membantu dalam  penaggulangan bencana, baik pra maupun pasca 
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terjadinya bencana sebagai pemasok bantuan dan sarana evakuali korban 

yang cepat. Selain itu, transportasi juga merupakan sarana yang dapat 

membantu manusia dalam berbagai pertempuran.  

3. Ayat-ayat transportasi mengajarkan tentang adab-adab dalam berkendera, 

seperti berdoa dan berserah diri kepada Allah saat berkendara. Selain itu, 

ayat-ayat tentang transportasi mengajarkan tentang ketaatan terhadap 

aturan dan prosedur keselamatan serta pemngambilan kepitusan yang tepat 

dalam beberapa situai tertentu.    

B. Implikasi 

Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penanaman  dan edukasi tentang 

transportasi, agar dapat terbentuk tatanan kehidupan yang ideal, khsusnya dalam 

berkendara berdasarkan petunjuk al-Qur’an. Selain itu, pemahaman tentang 

pentunjuk al-Qur’an tentang transportasi dapat menjadi bacaan, rujukan dan 

pijakan bagi setiap pihak baik formal maupun nonformal khususnya yang konsen 

pada transportasi dan lau lintas. 
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