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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا
 ba b be ب
 ta t te ت
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 jim j je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د
 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
  ẓa ẓ zet (dengan titk di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain g ge غ
 fa f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha ه
 hamzah ’ apostrof ء
 ya y ye ي

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

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

(’). 
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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 tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a ـَ

 kasrah i i ـِ

 d}ammah u u ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يَ ىَ   fath}ah dan ya> ai a dan i 

 

وَ ى َ   fath}ah dan wau au a dan u 

 

 Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ  

  haula : ه و لَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan   

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 

ىَ    ...  

|اَ   …   

fath}ah dan alif atau 

ya>’ 

a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya i@ i dan garis di atas ي
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وىَ   d}ammah dan wau u u dan garis di atas 

Contoh: 

 <ma>ta : م اتَ 

 <rama : ر م ى

يلَ قَ   : qi>la 

 yamu>tu : ي م و تَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

hidup atau mendapat harkat fath}ah kasrah, dan d}ammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat 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 transliterasinya dengan [h]. 

Contoh: 

لَ ر و ض ة َالْ  ط ف ا  : raud}ah al-at}fa>l 

ل ةَ   al-madi>nah al-fa>d}ilah : ا ل م د ي  ن ة َال ف ض 

ةَ  م  ك   al-h}ikmah :  ا ل ح 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan  

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ر بَّناَ 

 <najjaina : ن جَّي  ن ا

 al-h}aqq : ا ل ح قَ 
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 nu“ima : ن  عّمَ 

 aduwwun‘ : ع د وَ 

Jika huruf ى ber-tasydi>d di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i>). 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل ىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر ب يَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّم سَ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لزَّل ز ل ةَ 

 al-falsafah : ا ل ف ل س ف ةَ 

 al-bila>du : ا ل ب لا دَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (’) 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 : ت أ م ر نَ 

 ’al-nau : ا لن َّو عَ 
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ءَ   syai’un : ش ي 

 umirtu : أ م ر تَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), sunnah, khusus 

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z}ila>lil Qur’a>n 

Mu’jam Maqa>yis al-Lugah 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}af ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

اللهَ َد ي نَ   : di>nulla>h 

اللهَ بَ   : billa>h 

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

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

م ة َاللهَ  َر ح   hum fi rah}matilla>hi ه م َف ي 

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Syahru Rama>d}an al-laz}i> unzila fih al-Qur’a>n 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqi>ż 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 tersebut 

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

Contoh: 

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

‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> al-Ha>san, ditulis menjadi: Abu> al-
Ha>san, ‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> (bukan Al-Ha>san, ‘Ali> ibn 
‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu>) 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subh}anahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s.    = ‘alaihi al-sala>m 

H  = Hijrah  
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M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = Wafat tahun  

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Sy. Nurul Haning 

NIM : 30300114054 

Judul : Ancaman terhadap H}ubb al-Dunya> (Suatu Kajian 

Tah}li>li> terhadap QS Hūd/11:15-16) 

 

 

Skripsi ini membahas ancaman terhadap h}ubb al-dunya> (suatu kajian 

tah}li>li> terhadap QS Hu>d/11:15-16) dimana dalam penelitian ini dijelaskan  

bagaimana hakikat ancaman terhadap h}ubb al-dunya> dalam QS Hu>d/11:15-16, 

bagaimana wujud ancaman terhadap h}ubb al-dunya> dalam QS Hu>d/11:15-16 

dan bagaimana urgensi memahami ancaman terhadap h}ubb al-dunya>. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif,. Pengertian tentang 

objek penelitian ini yaitu tentang ancaman bagi orang-orang yang h}ubb al-dunya>, 

kemudian penulis mengolah dan menyimpulkannya selama proses berlangsung dari 

awal sampai akhir kegiatan penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian 

ini ialah pendekatan tafsir. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, hakikat ancaman terhadap h}ubb al-

dunya> yang disebutkan dalam QS Hu>d/11: 15-16 ialah  semakin didekatkan dan 

diberikan segala apa yang diinginkan dan dikerjakan oleh manusia di dunia dan 

tidak akan dirugikan sama sekali. Perumpamaannya seperti ketika seorang anak 

ingin meminta uang kepada ibunya lebih awal yang seharusnya akan diberikan nanti 

ketika benar-benar dibutuhkan. Sehingga sang ibu mengatakan kepada sang anak 

“ambil saja semua! Ibu tidak akan memberikanmu lagi nanti ketika kamu 

membutuhkannya”. Si anak mungkin akan mengira bahwa ibunya akan memenuhi 

keinginannya, atau mungkin sang ibu benar-benar memberikannya saat itu juga, 

akan tetapi sebenarnya itu adalah ancaman untuk sang anak yang tidak akan 

mendapatkan apa-apa lagi setelahnya jika ia memintanya sekarang. Seperti halnya 

mencintai dunia, bahwa Allah akan memberikan segala apa yang diinginkan di 

dunia dan tidak dirugikan sedikitpun, padahal hakikatnya itu merupakan bahasa 

ancaman dari Allah swt. kepada manusia yang h}ubb al-dunya> yang tidak akan 

mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Adapun wujud ancaman terhadap 

perilaku h}ubb al-dunya> dalam QS Hu>d/11: 15-16 ada dua, yaitu: tidak 

mendapatkan balasan di akhirat selain siksa neraka, sia-sia amalan dunianya dan 

terhapus pahalanya di akhirat. Urgensi memahami ancaman terhadap h}ubb al-

dunya> yaitu bagaimana agar manusia senantiasa takut kepada Allah swt. dan 

menyadari agar tidak menjadikan segala kegiatan hanya untuk mengejar 

kesenangan duniawi semata. Kemudian juga agar manusia terhindar dari sikap dan 

perilaku h}ubb al-dunya> itu sendiri.   

Implikasi dari penelitian ini memberikan pemahaman bahwa h}ubb al-

dunya> atau mencintai dunia mendapatkan ancaman akan siksa yang sangat pedih 

sehingga manusia diharapkan untuk tidak terlena terhadap kehidupan duniawi dan 

mengabaikan kehidupan ukhrawi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an yang secara harfiah berarti “bacaan sempurna” ialah suatu 

nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak 

manusia mengenal tulis-baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-

Qur’ān Al-Karīm, bacaan sempurna lagi mulia itu.1 Al-Qur’an merupakan sumber 

utama dan pertama ajaran Islam, yang  di samping berfungsi sebagai hudan 

(petunjuk) juga sebagai furqān (pemisah antara yang hak dan yang batil, antara 

yang benar dan yang salah), ia juga menjadi tolak ukur dan pembeda antara 

kebenaran dan kebathilan, termasuk dalam penerimaan dan penolakan apa yang 

dinisbahkan kepada Nabi Muhammad saw.2 Sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS al-Baqarah/2: 185: 

 (٥٨١فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَ يِ نَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ )شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ 
Terjemahnya: 

Bulan Ramadhan, adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’ān 
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 
petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang bathil).3 

Hal itu tentu saja lebih penting artinya bagi manusia karena tujuan utama 

diturunkannya kitab suci tersebut adalah untuk menuntun kehidupan manusia ke 

jalan yang benar yang berujung pada tercapainya kebahagiaan di dunia dan 

akhirat.4 

                                                 

1M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an (Cet. I; Bandung: Mizan, 1996), h. 3. 

2Mardan, Al-Qur’an Sebuah Pengantar (Cet. IX; Jakarta: Madzhab Ciputat, 2014), h. 46. 

3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Cet. II; Solo: PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2013), h. 30. 

4Abu Anwar, Ulumul Qur’an Sebuah Pengantar  (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016),  h. 40. 
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Anugerah Ilahi yang terbesar kepada manusia adalah bahwa Ia telah 

mengajarkan al-Qur’an. Dengan demikian, meskipun al-Qur’an diterima Nabi 

Muhammad saw. dan momentum turunnya hanya dirasakan oleh beliau dan 

bersama para khalifah yang arif bijaksana, namun momentum dan ajarannya dapat 

merasuk ke dalam hati di setiap zaman sebagaimana merasuk  ke dalam hati setiap 

Muslim generasi pertama. Bahkan ke dalam jiwa para pencari kebenaran yang 

tidak meyakini kitab ini sebagai wahyu Allah swt.5  

Al-Qur’an memuat tuntunan dalam segala persoalan-persoalan seperti 

aqidah, ibadah, muamalah, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Di dalamnya 

terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan, kisah-kisah Nabi dan umat 

terdahulu, serta berbagai hal yang ada di dunia dan terkait pula tentang kehidupan 

akhirat. Hal ini berarti bahwa al-Qur’an telah berusaha untuk membawa manusia 

kepada kesempurnaan hidupnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 

Di antara fenomena yang sudah biasa dan sering terjadi salah satunya 

adalah kebutuhan jasmani yang menjadi dambaan setiap manusia pada umumnya. 

Hal ini disebabkan karena tubuh manusia berasal dari materi dan membutuhkan 

kebutuhan-kebutuhan materil,6 sehingga wajar saja mendambakan sesuatu untuk 

kebutuhan adalah salah satu fitrah yang ada dalam diri manusia. Misalnya 

keinginan untuk mendambakan harta kekayaan, keinginan untuk mengetahui, 

berkeluarga dan sebagainya.7 Dan tidak ada larangan dari Allah kepada hamba-

                                                 

5Syahrin Harahap, Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna (Cet. I; Jakarta: Kencana, 

2016), h. 40. 

6Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I (Jakarta: UI-Press, 

1985), h. 36. 

7Murtadha Muththahhari, Perspektif Al-Qur’an tentang Manusia dan Agama, terj. Haidar 

Baqir (Bandung: Mizan, 1994), h. 42. 



3 

 

Nya untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Sebagaimana 

dalam firman-Nya dalam QS al-Ḥijr/15:19-20: 

نَا فِيهَا مِنْ كُلِ  شَيْءٍ مَوْزُونٍ ) نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْ بَ ت ْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا ( ٥١وَالَْْرْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقَي ْ
 (٠٢مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازقِِينَ )

Terjemahnya: 

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya 
gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut 
ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan 
untuk keperluanmu, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang 
kamu bukan pemberi rezkinya.8 

Seperti itulah Allah mengisyaratkan firman-Nya tentang dunia ini. Allah 

swt. telah menciptakan seluruh yang ada di dunia untuk dimanfaatkan oleh 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun di zaman sekarang ini, 

seringkali manusia keliru dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Meskipun 

segala yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah swt., tetapi untuk 

menjadikannya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup, manusia harus tetap 

mengikuti prosedur atau tata cara yang dibenarakan dan tidak bertentangan 

dengan ajaran agama. 

Kehidupan dunia memang dihiasi dengan berbagai macam godaan yang 

dapat melalaikan manusia, yang pada akhirnya banyak membuat manusia 

tergelincir dalam kemaksiatan, kesesatan hingga kemusyrikan. Golongan orang-

orang yang mudah tergoda dengan perhiasan dunia biasanya tidak menyadari 

bahwa kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang sementara sedangkan akhirat 

adalah kehidupan yang abadi. 

Apalagi sekarang ini merupakan zaman modernisasi dan industrialisasi, 

zaman di mana terjadi banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. 

                                                 

8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya  h. 285. 
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Kemudian tanpa disadari, dalam proses kedua hal tersebut seringkali terjadi 

penyalahgunaan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa 

pengrusakan lingkungan hidup, baik itu dalam artian fisik atau alam juga dalam 

arti nilai kehidupan.9 Gaya hidup manusia modern yang cenderung kepada 

matrealisme dan menganggap kesuksesan hidup manusia berada pada materi yang 

dimilikinya.10 Kehidupan modern seperti ini kemudian membawa manusia pada 

kebutuhan materi yang berlebihan. Selain itu, hal ini kemudian mendorong 

manusia untuk mengumpulkan harta duniawi dengan menghalalkan segala macam 

cara. 

Salah satu contoh kasus kebutuhan terhadap materi yang berlebihan yang 

menyebabkan manusia menghalalkan berbagai macam cara untuk memprolehnya 

adalah kasus Padepokan Dimas Kanjeng yang mempunyai ratusan hingga ribuan 

pengikut. Para pengikut Dimas Kanjeng ini mempercayai bahwa ia adalah orang 

sakti yang dapat menggandakan uang dan harta kekayaan dengan syarat harus 

menyetorkan uang mahar kepadanya terlebih dahulu.11 Bahkan menurut Polda 

Jawa Timur, di Sulawesi Selatan sendiri terdapat kurang lebih 3000 orang yang 

menjadi pengikut Kanjeng. Pengikutnya ini tidak hanya dari kalangan bawah, 

tetapi juga kalangan menengah ke atas, mulai dari aktivis, pengusaha, dosen, 

tenaga medis, pensiunan hingga pejabat daerah.12 Berdasarkan hal ini dapat dilihat 

                                                 

9Asnawati Matondang, “Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat”, 

Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdia Masyarakat UISU 8 no. 2 (2019): h. 188. 

https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2389  (30 Agustus 2020).  

10Mahmud Ishak, “Islam dan Tantangan Modernisasi:Imlikasi Zuhud Dinamis dalam 

Penanggulangan Korupsi”, Tahkim, vol. XI no. 2 (Desember 2015), h. 35. 

http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/16&ved=2 (11 Oktober 2018) 

11Eka Hakim, “Pengusaha Korban Dimas Kanjeng Meninggal karena Ditagih Pengikut?. 

Liputa6.com. 05 Oktober 2016. https://www.liputan6.com/regional/read/2618488/pengusaha-

korban-dimas-kanjeng-meninggal-karena-ditagih-pengikut  (30 Agustus 2020).  

12Ahmad Zaimul Haq, “Pengikut Dimas Kanjeng Ada Profesor, Pengusaha, Dosen, 

Aktivis, Pejabat dan Lainnya”, Tribunnews.com. 07 Oktober 2016. 

https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2389
http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/16&ved=2
https://www.liputan6.com/regional/read/2618488/pengusaha-korban-dimas-kanjeng-meninggal-karena-ditagih-pengikut
https://www.liputan6.com/regional/read/2618488/pengusaha-korban-dimas-kanjeng-meninggal-karena-ditagih-pengikut
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bagaimana dengan mudahnya manusia tertipu dengan iming-iming material 

berupa harta kekayaan dunia. 

Menurut psikolog, Dr. MG Bagus Ani Putra yang merupakan salah satu 

dosen psikologi Universitas Airlangga, kondisi masyarakat saat ini mengalami 

Materialistic Value Oriented (MVO), yaitu menghargai materi secara berlebihan. 

Inilah yang menyebabkan suburnya feomena seperti kasus Dimas Kanjeng 

diatas.13 Jika dilihat dari kasus di atas, sebagian besar korbannya adalah orang 

Islam. Bisa dilihat betapa nilai material dapat melalaikan banyak orang, termasuk 

kalangan umat muslim. 

Dari kasus di atas pula dapat dilihat bahwa sebagian dunia Islam seperti 

telah dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Dengan kekosongan 

rohani itulah mereka mencari dan menimbun harta sebanyak-banyaknya untuk 

memuaskan hawa nafsu. Pada saat itulah, hilangnya nilai akhlak dan terwujudlah 

kecurangan, khianat, hasud-menghasud dan sebagainya.14 Hal ini berarti bahwa 

telah banyak manusia yang tergiur dengan perhiasan dunia dan melalaikan 

kehidupan akhiratnya. Keadaan seperti ini menggambarkan bahwa banyak orang 

yang telah jatuh dalam perilaku h}ubb al-dunya>. 

Ḥubb al-dunya>  adalah kecintaan seseorang terhadap kehidupan dunia 

secara berlebih-lebihan sehingga lupa akan kehidupan hakiki di akhirat. Orang-

orang yang h{ubb al-dunya>  cenderung menjadikan dunia sebagai tujuan 

utamanya. Padahal dalam prinsip akidah, kehidupan di dunia bukanlah suatu 

                                                                                                                                      
https://www.tribunnews.com/regional/ 2016/10/07/pengikut-dimas-kanjeng-ada-profesor-

pengusaha-dosen-aktivis-pejabat-dan-lainnya  (30 Agustus 2020). 

13Eus Rita Hartati, “Psikolog: MVO Suburkan Fenomena Dimas Kanjeng”, 

Beritasatu.com. 09 Oktober 2016. https://www.beritasatu.com/euis-rita-

hartati/kesehatan/391533/psikolog-mvo-suburkan-fenomena-dimas-kanjeng  (30 Agustus 2020) 

14Aminah binti Shafie, “Hadis al-Wahn dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian”, 

Skirpsi (Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2010),  h. 5. 

https://www.tribunnews.com/regional/%202016/10/07/pengikut-dimas-kanjeng-ada-profesor-pengusaha-dosen-aktivis-pejabat-dan-lainnya
https://www.tribunnews.com/regional/%202016/10/07/pengikut-dimas-kanjeng-ada-profesor-pengusaha-dosen-aktivis-pejabat-dan-lainnya
https://www.beritasatu.com/euis-rita-hartati/kesehatan/391533/psikolog-mvo-suburkan-fenomena-dimas-kanjeng
https://www.beritasatu.com/euis-rita-hartati/kesehatan/391533/psikolog-mvo-suburkan-fenomena-dimas-kanjeng
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tujuan utama, melainkan hanyalah tempat yang sifatnya sementara dimana kita 

dapat melakukan segala macam bentuk ibadah dan muamalah untuk mencapai 

kebahagiaan di akhirat. Maka disaat seseorang telah menjadikan dunia sebagai 

tujuan utamanya, maka hal tersebut dapat merubah segala perilakunya dan 

cintanya pada dunia akan melebihi cintanya kepada Allah swt. Dan manusia yang 

bersifat demikian akan berada dalam ancaman yang sangat pedih. Sebagaimana 

yang diisyaratkan Allah swt. dalam QS Hūd/11: 15-16: 

نْ يَا وَزيِنَ تَ هَا نُ وَفِ  إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لََ يُ بْخَسُونَ ) مَنْ كَانَ  كَ  (٥١يرُيِدُ الْحَيَاةَ الدُّ ىِٕ
ٰۤ
 اوُل 

 (٥١الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْْخِرَةِ إِلََّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَ عُوا فِيهَا وَباَطِلٌ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ )
Terjemahnya: 

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami 
berikan (balasan)  penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan 
sempurna) dan mereka di dunia tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang 
tidak memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di 
sana apa yang yang telah mereka usahakan (di dunia) dan terhapuslah apa 
yang telah mereka kerjakan.15 

Berangkat dari uraian-uraian dan juga ancaman bagi orang-orang yang 

menghendaki kehidupan dunia dalam QS Hūd/11; 15-16 di atas. Penulis akan 

menguraikan lebih jauh tentang hal ini dalam sebuah skripsi yang berjudul 

“Ancaman terhadap Ḥubb al-Dunya> (Suatu Kajian Tah}li@li@  terhadap QS 

Hūd/11:15-16)”. 

  

                                                 

15Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  h. 240.  

 



7 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

perlu adanya pembatasan masalah supaya terarah dan tersistematis dalam 

pembahasannya. Maka penulis membatasi permasalahan dalam skripsi ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana  hakikat ancaman terhadap H}ubb al-Dunya> dalam QS 

Hūd/11:15-16? 

2. Bagaimana wujud ancaman terhadap H}ubb al-Dunya> dalam QS 

Hūd/11:15-16? 

3. Bagaimana urgensi memahami ancaman terhadap H}ubb al-Dunya>? 

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi dalam 

memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka peneliti terlebih 

dahulu akan menguraikan beberapa term yang terdapat dalam judul skripsi ini. 

skripsi ini berjudul “Ancaman terhadap H}ubb al-Dunya> (Suatu Kajian 

Tah}li>li> terhadap QS Hu>d11:15-16)”. 

Peneliti akan menguraikan defenisi operasional dari beberapa variabel 

inti dari pembahasan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Adapun uraiannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Ancaman 

Kata “ancaman” berasal dari kata “ancam”. Kata “ancam” dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu 

yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain; 

memberikan pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang 
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bakal terjadi. Sedangkan “ancaman” berarti sesuatu yang diancamkan atau 

perbuatan yang mengancam.16  

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun 

luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah 

negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman adalah bagian dari resiko. 

Sedangkan resiko adalah buah pikir dari sebuah ancaman.17 

2. Ḥubb al-Dunya> 

H}ubb al-dunya> terdiri dari dua kata, yaitu h}ubbun dan dunya>. 

Ḥubbun berasal dari bahasa Arab yakni dari kata h}abba-yah}ibbu yang artinya 

cinta, mencintai. Sedangkan dunya> menurut lisānul Arab berasal dari dana>-

yadnu> (دنا-يدنو), lalu kemudian dikatakanlah al-dunya> karena kedekatannya18. 

Jadi Ḥubb al-dunyā menurut bahasa adalah mencintai dunia, adapun menurut 

istilah adalah mencintai dunia yang disangka mulia dan di akhirat menjadi sia-sia. 

3. Tah}li@li@ 

Tah{li@li@ merupakan salah satu metode tafsir dengan cara menjelaskan 

kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari seluruh aspeknya, seperti penjelasan 

mufrada>t atau kosa kata, asba>b al-nuzu>l, muna>sabah ayat, dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan teks ataupun kandungan ayat.19 Penafsiran 

yang dihasilkan dengan menggunakan metode ini tidak lepas dari pandangan, 

                                                 

16Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Cet. I; Surabaya:Karya Abditama, 

2001), h. 41. 

17“Ancaman”, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedi Bebas. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ancaman (11 Oktober 2018). 

18Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di@n Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 14 (Cet. III; 

Beirut: Da>r al-S{a>dir, 1414 H), h. 271. 

19Mardan, Al-Qur’an: Sebuah Pengantar (Cet. X; Jakarta: Mazhab Ciputat, 2010), h. 328. 

Lihat juga, Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat 

Yang Beredaksi Mirip (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 68. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ancaman%20(11
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kecenderungan dan keinginan seorang mufasir.20 Selain itu, dalam menggunakan 

metode ini, seorang mufasir berusaha memberikan perhatian sepenuhnya kepada 

semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan dengan tetap 

memerhatikan runtutan ayat dalam mushaf.21 Metode ini dinilai cocok untuk 

kepentingan akademis di mana para pembaca relatif memiliki kesiapan untuk 

memahami istilah-istilah teknis.22 Adapun dalam konteks ini, peneliti berusaha 

menyelidiki dan mengurai kandungan ayat tentang ancaman bagi sikap h}ubb al-

dunya> pada QS. Hu}d/11: 15-16 dengan menggunakan metode tafsir tahli@li@. 

Berdasarkan uraian beberapa pengertian istilah yang terdapat dalam judul 

penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini yaitu membahas tentang ayat 

tentang ancaman terhadap h}ubb al-dunya> dengan berpatokan pada QS. Hūd/11: 

15-16 berdasarkan perspektif al-Qur’an.  

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan pencarian rujukan, penulis menemukan karya-karya 

atau literature yang sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini, di 

antaranya adalah  sebagai berikut: 

Pertama, buku yang berjudul “Aktualisasi Akhlak Muslim” karya Ummu 

Ihsan dan Abu Ihsan al-Atsari yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi’I 

tahun 2015. Buku ini membahas tentang urgensi akhlak bagi manusia dalam 

menjalani kehidupan. Buku ini penuh dengan pesan-pesan moral dan akhlak yang 

memberi motivasi untuk berakhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela.Salah satu 

                                                 

20M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda 

Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an (Cet. III; Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 378.  

21Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i@  (Makassar: Pustaka 

al-Zikra, 2011), h. 38. 

22Abdul Mustaqim, Metode Penelitian al-Qur’an dan Tafsir, (Cet. II; Yogyakarta: Idea 

Press Yogyakarta, 2015), h. 18. 
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hal yang dibahas dalam buku ini ialah tentang hakikat dunia dan ancaman bagi 

orang yang tertipu oleh dunia. Sehingga penulis merasa perlu menjadikan buku ini 

sebagai rujukan karena sejalan dengan penelitian ini. Perbedaannya, penulis akan 

lebih spesifik membahas tentang akhlak tercela yaitu h}ubb al-dunya> dalam 

penelitian ini, kemudian mengaitkannya dengan ayat dalam QS Hūd/11:15-16. 

Kedua, skripsi yang berjudul “Hadis al-Wahn dan Relevansinya dengan 

Konteks Kekinian” karya Amina binti Shafie, mahasiswi Jurusan Tafsir Hadis 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Skripsi 

ini mengkaji tentang hadis al-Wahn, dimana al-Wahn ialah istilah yang digunakan 

oleh Nabi saw. untuk orang-orang yang mempunyai sikap h}ubb al-dunya> dan 

takut mati. Penulis merasa perlu menjadikan skripsi ini sebagai salah satu rujukan 

karena sama-sama membahas tentang cinta dunia. Perbedaannya ialah skripsi ini 

mengkaji tentang hadis yang berkaitan dengan cinta dunia, sedangkan yang dikaji 

oleh penulis dalam penelitian ini ialah ayat yang berkaitan dengan cinta dunia 

yaitu QS Hūd/11:15-16. 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Makna kata al-Dunya> serta Relasinya 

dalam Al-Qur’an” karya Khalishatun Naqiyah, mahasiswi Jurusan Ilmu Al-Qur’an 

dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta pada tahun 2017. Skripsi ini mengupas tajam tentang kata al-Dunyā dan 

ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Skripsi ini masih berkaitan dengan peneltian 

ini karena sama-sama membahasa tentang kata al-dunya>. Tetapi, perbedaannya 

sangat jelas bahwa dalam penelitian ini penulis tidak fokus pada al-dunya> tetapi 

ancaman terhadap sikap dan perilaku h}ubb al-dunya>  pada QS Hu>d/11: 15-16.  

Keempat, skripsi yang berjudul “Pandangan Islam dalam Penyembuhan 

Penyakit Hubbuddunya (Analisis pada ayat, Hadits dan Pendapat Ulama)” ditulis 

oleh Magfirah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan Konseling Islam  

pada tahun 2019. Skripsi ini fokus membahas tentang penyembuhan penyakit 

h}ubb al-dunya> berdasarkan analisisnya pada ayat-ayat al-Qur’an, hadis, dan 

pendapat ulama tentang penyakit tersebut. Jadi dalam skripsi ini, penulisnya 

memaparkan terlebih dahulu tentang penyakit ḥubb al-dunyā yang kemudian di 

sebutkan juga mengenai beberapa ayat al-Qur’an, hadis dan pendapat ulama yang 

terkait dengan penyakit tersebut. Skripsi tersebut sangat berbeda dengan 

penelitian ini, karena dalam skripsi tersebut fokus pada penyembuhan penyakit 

h}ubb al-dunya> dengan berlandasakan pada beberapa ayat al-Qur’an, hadis dan 

pendapat ulama, sedangkan peneletian ini hanya fokus pada ancaman bagi h}ubb 

al-dunya> pada satu ayat al-Qur’an yaitu QS Hu>d/11: 15-16.  

 Kelima, buku yang berjudul “Silsilah Amalan Hati” yang ditulis oleh 

Muhammad bin S{a>lih} al-Munajjid pada tahun 2006. Buku ini membahas 

tentang berbagai alaman hati seperti yang diisyaratkan al-Qur’an dan Hadis. Buku 

ini juga membahas tentang pengertian, macam-macam, sebab-sebab, dampak 

negatif, bahaya dan solusi atas sikap h}ubb al-dunya>. Buku ini berbeda dengan 

penelitian ini yang hanya berfokus pada satu ayat al-Qur’an tentang ancaman 

h}ubb al-dunya> yaitu pada QS Hu>d/11: 15-16. 

E. Metodolologi Penelitian 

Untuk menganalisis sebuah objek penelitian yang bersentuhan langsung 

dengan tafsir, maka dibutuhkan sebuah metodologi penelitian tafsir.23 Penulis 

akan mengemukakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: 

                                                 

23Metodologi penelitian tafsir adalah pengetahuan mengenai cara yang ditempuh mufassir 

dalam menelaah, membahas dan merefleksikan kandungan al-Qur’ān secara apresiatif berdasarkan 

kerangka konseptual tertentu sehingga mengahasilkan suatu karya yang refresentatif. Lihat Abd. 

Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’i (Yokyakarya:Pustaka al-Zikra, 2017), 

h. 7. 
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jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode 

pengolahan dan analisis data.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif di sini yaitu peneliti mencari makna, pemahaman, pengertian tentang 

objek penelitian ini yaitu tentang ancaman bagi orang-orang yang h}ubb al-

dunya>, kemudian penulis mengolah dan menyimpulkannya selama proses 

berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan penelitian. Adapun penelitian ini 

bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan mengumpulkan informasi 

tentang ancaman terhadap h}ubb al-dunya>, dengan apa adanya pada saat 

melakukan penelitian, dengan cara mengumpulkan informasi yang rinci dan jelas 

tentang pemahaman dan penafsiran QS Hu>d/1:15-16. 

Adapun berdasarkan sumber data yang digunakan, penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan atau library research, karena merujuk pada 

kitab-kitab tafsir, buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang relevan dengan 

pembahasa pokok dan sub permasalahan dalam penelitian ini. 

2. Metode Pendekatan 

Objek studi dalam kajian ini adalah ayat-ayat al-Qur’an. Oleh karena itu, 

penulis menggunakan metode pendekatan tafsir. Maksudnya ialah menguraikan 

makna yang dikandung oleh al-Qur’an, ayat demi ayat, surah demi surah sesuai 

dengan urutannya dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek 

yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti kosa kata, konotasi kalimatnya, latar 

belakang turunnya ayat dan pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan berkenaan 
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dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi Muhammad 

saw. sahabat, maupun para tabi’in dan tokoh-tokoh tafsir lainnya.24 

3. Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini adalah penelitian tafsir yang merupakan penelitian kualitatif, 

sehingga data-data yang dibutuhkan adalah data kualitatif berupa pernyataan-

pernyataan verbal yang terdiri dari data pokok dan data instrumen. Data pokok 

atau primer adalah ungkapan-ungkapan qur’ani, baik dalam bentuk ayat, klausa, 

frase atau kosa kata. Sedangkan data instrumen atau sekunder adalah data yang 

digunakan dalam rangka penafsiran data pokok. Data instrumen ini biasanya 

berkaitan dengan ilmu-ilmu yang membantu dalam proses penafsiran.25 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan terlebih dahulu sumber-

sumber data yang dibutuhkan, baik sumber data pokok maupun sumber data 

instrumen yang terdapat di perpustakaan, toko buku, internet, dan sebagainya. 

Adapun sumber data pokoknya adalah Mushaf al-Qur’an dan beberapa kitab 

tafsir, serta buku-buku atau literatur lainnya yang membahas tentang h}ubb al-

dunya>.. Sedangkan sumber data instrumennya adalah buku, jurnal, artikel, dan 

karya ilmiah lainnya yang dapat mendukung dan melengkapi penelitian ini, 

terutama dari sudut pandang sufistik dan linguistik atau kebahasaan.  

Pengumpulan sumber data, baik pokok maupun instrumen dilakukan 

dengan cara menelusuri perpustakaan maupun toko buku untuk mencari buku-

buku maupun literatur lain yang membahas tentang h}ubb al-dunya>. Selain itu, 

penulis juga melakukan pengumpulan sumber data dengan menggunakan akses 

internet untuk menelusuri perpustakaan digital dan untuk mengunduh buku-buku 

                                                 
24 Nasruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’an (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005), h. 68. 

25Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i@ , h. 110. 
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dan literatur lain yang terkait dengan tema penelitian ini. Setelah semua sumber 

data terkumpul, dilakukan pembacaan dan penelaahan langsung pada data-data 

yang didapatkan kemudian diolah dan dianalisis lebih lanjut. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Adapun metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian yaitu: 

a. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang diperlukan dalam penelitian tafsir adalah 

metode pengolahan data kualitatif yang meliputi kegiatan pengorganisasian, 

verifikasi, transformasi, dan penggabungan data yang bertujuan untuk 

mempersiapkan bahan untuk proses selanjutnya.26 Pada penelitian ini, peneliti 

juga menggunakan metode tah}li@li@27 untuk melihat kandungan ayat dari QS 

Hu>d/11:15-16. Adapun langkah yang akan ditempuh, yaitu menyebutkan ayat 

yang akan dibahas dengan memperhatikan urutannya dalam mushaf, kemudian 

menganalisis kosakata atau tafsi@r al-mufrada>t dalam ayat tersebut. Setelah itu, 

peneliti menerangkan hubungan muna>sabah, baik antar ayat maupun antar 

surah. Setelah itu, peneliti akan melihat keterangan-keterangan atau penafsiran 

dari para mufasir yang ada dalam beberapa kitab tafsir, sehingga dapat dilihat 

penjelasan tentang maksud dan kandungan QS Hu>d/11:15-16. Peneliti juga akan 

melihat korelasi dari penjelasan yang didapatkan dari beberapa penafsiran dengan 

penjelasan dari sudut pandang sufistik dan linguistik yang terkait dengan h{ubb 

al-dunya> yang merupakan tema penelitian ini. 

b. Metode Analisis Data 

                                                 

26Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i@, h. 113. 

27Metode ini berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai seginya. 

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

dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an, h. 378.  
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Analisis data dalam penelitian tafsir adalah menguraikan data pokok 

berupa pernyataan dalam bentuk ayat-ayat al-Qur’an ke dalam bagian-bagian yang 

lebih kecil. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu metode analisis maknawi, yaitu melihat kategori ide yang terkandung dalam 

setiap kosa kata al-Qur’an, baik itu berupa ism, fi‘l dan h}arf serta kedudukannya 

dalam ayat yang akan dikaji.28 

Adapun dalam hal analisis data, peneliti lebih awal menganalisis satuan 

analisis data yang menjadi objek interpretasi dalam penelitian. Satuan analisis data 

tersebut berupa kosakata, frase, dan klausa pada QS Hu>d/11:15-16. Setelah itu, 

peneliti akan melakukan interpretasi dengan menggunakan beberapa teknik 

interpretasi, yaitu interpretasi tekstual untuk melihat bagaimana kandungan makna 

dari h}ubb al-dunya> dan juga teks ayat QS Hu>d/11: 15-16. Selain itu, penulis 

juga menggunakan interpretasi sistemik yaitu dengan melihat muna>sabah atau 

hubungan antara ayat yang menjadi objek penelitian dengan ayat al-Qur’an 

lainnya. 

  

                                                 

28Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i@, h. 113. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini antara lain: 

a. Untuk memahami hakikat ancaman terhadap H}ubb al-Dunya> dalam QS 

Hūd/11:15-16 

b. Untuk mengetahui wujud ancaman terhadap H}ubb al-Dunya> dalam QS 

Hūd/11:15-16 

c. Untuk mengetahui urgensi memahami ancaman terhadap H}ubb al-Dunya> 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan dan deskripsi di atas, diharapkan penelitian ini 

berguna untuk: 

a. Kegunaan ilmiah, yakni penelitian ini merupakan sebuah langkah awal secara 

teoritis dalam mengkaji al-Qur’an secara analisis dan sebagai upaya untuk 

menambah khazanah ilmu pengetahuan dengan mengembangkan kajian Tafsir 

al-Qur’an. 

b. Kegunaan praktis, yakni sebagai sumbangsi pemikiran sehingga diharapkan 

mampu menambah cakrawala berfikir bagi peneliti selanjutnya.  
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BAB II 

TINJUAN UMUM TENTANG H{UBB AL-DUNYA< 

A. Pengertian H{ubb al-Dunya>  

H}ubb al-dunya> terdiri dari dua kata yaitu, kata h{ubb (حب) dan kata al-

dunya>  (الدنيا).  Kata h{ubb berasal dari kata h{abba (َّ حَب) yang terdiri dari dua 

huruf, yatu huruf h{a>’ (ح) dan ba>’ (ب). Menurut Ibnu Fa>ris, kata yang terdiri 

dari dua huruf ini mempunyai tiga makna asal kata. Makna asal katanya yaitu: 

Pertama, yaitu al-lazu>mu wa al-s\aba>tu (اللزومَّوَّالثبات) yang artinya kebutuhan 

dan keteguhan. Kedua, yaitu al-h{abbatu min al-syai’ z\i@ al-h{abbi  (ََّّمن الحبّة
 yang artinya benih atau biji dari sesuatu yang memiliki benih atau (الشّيءَّذيَّالحبَّ

biji. Dan Ketiga, yaitu was}fu al-qis}ari (وصفَّالقصر) artinya sifatnya pendek atau 

lemah.1 

Kata h{ubb merupakan bentuk mas}dar dari kata h}abba yuh}ibbu yang 

berarti kecenderungan hati kepada sesuatu. Kecenderungan itu dapat berupa 

keinginan yang timbul karena adanya manfaat yang bisa diperoleh daripadanya dan 

bisa pula karena adanya persamaan presepsi satu sama lain. Kata ini dalam al-

Qur'an disebutkan sebanyak sembilan kali. Sebagian ahli juga berpendapat bahwa 

kata h}ubb dan mah}abbah berasal dari kata ah}abba-yuh}ibbu.2 

Adapun menurut Ibn Manz}u>r, kata ini berasal dari kata h{ababa (حبب), 
kemudian kata al-h}ubbu juga mempunyai makna naqi@d}u al-bugd}i (َّنقيض
-yaitu lawan dari kata benci, sehingga kata ini mempunyai makna al (البغض

                                                 

1Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 2 (Beirut: Da>r 

al-Fikr, 1359 H/1979 M), h. 28. 

2 M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 1 (Cet. I; 

Jakarta: Lentera Hati), h. 314. 
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wada>du wa al-mah}abbatu  (kasih sayang dan cinta).3 Sedangkan menurut 

Mukhta>r ‘Abd al-H}ami@d ‘Umar, dalam kamusnya ia mendefinisikan bahwa 

h}abba al-syai’ menunjukkan dua makna, yang pertama adalah waddahu wa ma>la 

ilaihi (َّإليه َّمال َّو  artinya menyukai atau mencintai sesuatu dan cenderung ,(ودّه

kepada sesuatu tersebut, kemudian makna yang kedua yaitu ‘az}z}amahu wa 

khad}a‘a lahu (َّله َّخضع َّو  artinya mengagungkan sesuatu dan tunduk ,(عظّمه

kepadanya.4 Meskipun defenisi yang diuraikan oleh para pakar bahasa Arab ini 

menggunakan penjelasan yang berbeda-beda, tetapi defenisi-defenisi di atas saling 

berkaitan satu sama lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa berdasarkan asal katanya, 

kata h}ubb mempunyai tiga makna asal kata, yaitu kebutuhan dan keteguhan, biji 

atau benih, dan menunjukkan sifat yang pendek atau lemah. Sedangkan menurut 

Ibn Manz}u>r kata ini berarti cinta. Pengertian yang kedua ini erat kaitannya 

dengan makna asal katanya. Perasaan cinta terhadap sesuatu sejatinya adalah 

kebutuhan terhadap sesuatu yang dicintai itu dan ketika perasaan cinta terhadap 

sesuatu itu sangat dalam maka orang akan dengan teguh atau ketetapan hati 

mempertahankannya. Selanjutnya hal ini terkait juga dengan defenisi kata hubbun 

menurut Mukhta>r ‘Abd H{ami@d, yaitu kata ini tidak hanya berarti mencintai 

sesuatu, tetapi juga cenderung atau sangat menginginkan sesuatu yang dicintai itu 

dan tidak hanya sebatas itu, tetapi akibat cintanya itu ia juga mengagungkan dan 

tunduk kepada sesuatu yang dicintainya itu.  

Kata yang kedua dalam pembahasan ini yaitu al-dunya> (الدنيا). Menurut 

Ibnu Fa>ris kata ini berasal dari kata dana> (دنى), terdiri dari huruf da>l (د), nu>n 

                                                 

3Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di@n Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 1 (Cet. III; Beirut: 

Da>r al-S{a>dir, 1414 H), h. 289. 

4Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu‘jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-

Ma’a>s}irah, Juz 1 (Cet. I; t,tp.: ‘A<lim al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 431. 
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 <dan h}arf mu’tal. Makna asal dari kata ini adalah yuqa>su ba‘d}uhu ‘ala (ن)

ba‘d}in ( بعضهَّعليَّبعض يقاس ) artinya membandingkan bagian sesuatu atas sebagian 

lainnya, dalam artian al-muqa>rabah (المقاربة) atau mendekatkannya. Dari makna 

asal kata ini dikatakan pula al-daniyyu yang juga berarti al-qari@bu dan kata 

kerjanya adalah dana>-yadnu> ( يدنو-دنا ), lalu kemudian dikatakanlah al-dunya> 

karena kedekatannya.5 Definisi ini sama dengan pendapat Ibn Manz}u>r, yaitu kata 

dana>  menunjukkan makna qaruba (َّقَ رُب) yang berarti dekat, lalu ia juga mengutip 

perkataan al-Lais\ bahwa selain karena kedekatannya, masa dunia disebut al-

dunya> karena ia lebih dekat atau lebih dahulu sebelum masa akhirat.6 Berdasarkan 

pendapat dari dua pakar bahasa Arab ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata al-

dunya> mempunyai makna dasar yang berarti dekat atau kedekatan. 

Selain definisi di atas, Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar menyebutkan 

pengertian yang lebih sederhana dalam kamusnya, yaitu kata dunya> berarti al-

h}aya>tu al-h}a>d{irah (َّالحاضرة  artinya kehidupan saat ini yang ,(الحياة

merupakan kebalikan dari kehidupan akhirat dan ia juga menyebutkan bahwa kata 

ini juga menunjukkan makna bola dunia yang menggambarkan bumi dari sudut 

pandang ilmu Geografi.7  

Dari beberapa pengertian kata dunya> di atas, dapat disimpulkan bahwa 

selain bermakna dekat atau kedekatan, makna dasar katanya juga adalah 

membandingkan sesuatu. Hal ini terkait dengan pengertian kata dunya> yang 

menunjukkan makna kehidupan manusia di dunia sebelum memasuki kehidupan 

akhirat. Manusia di dunia pada kenyataannya memang sering membandingkan 

                                                 

5Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 2, h. 303. 

6Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di@n Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 14, h. 271-272. 

7Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu‘jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-

Ma’a>s}irah, Juz 1, h. 775. 
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apa yang mereka miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Selain itu, 

dunya> yang dimaknai dengan kehidupan dunia dan juga bumi, karena manusia 

memang sangat dekat dengan kehidupan dunia dan bumi tempat tinggalnya 

sekarang ini jika dibandingkan dengan kehidupan dan tempat tinggalnya di akhirat 

kelak.  

Adapun menurut ajaran Islam, dunia atau alam dunia adalah tempat tinggal 

yang sifatnya sementara dan dalam keterangan hadis, dunia sejatinya seperti tempat 

singgah bagi seorang yang musafir yang sedang berada dalam sebuah perjalanan. 

Sesuai sifatnya sebagai tempat tinggal sementara atau tempat singgah seorang 

musafir maka waktunya hanya sebentar jika dibandingkan dengan alam akhirat 

yang merupakan tempat tujuan akhir kehidupan manusia yang sifatnya kekal abadi. 

Sebagai lawan dari alam akhirat yang sifatnya gaib atau metafisika, alam dunia 

berarti alam syahadah atau fisika. Dengan demikian, pengertian dunia mencakup 

langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalam dan di antara keduanya yang 

dapat disaksikan.8 

Berdasarkan uraian dari pengertian kata h}ubbun dan dunya> di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa h}ubb al-dunya> berarti mencintai kehidupan dunia dan 

segala sesuatu yang berbau duniawi yang merupakan kebalikan dari kehidupan 

ukhrawi atau akhirat. Tetapi bukan hanya sebatas mencintai semata, selain perasaan 

atau sikap mencintai kehidupan duniawi, h}ubb al-dunya> juga berarti sangat 

menginginkan atau cenderung kepada hal-hal yang keduniaan. Kecenderungan 

inilah yang kemudian melahirkan sikap pengagungan pada kehidupan dunia yang 

berlebihan sehingga membuat orang-orang yang mempunyai sikap seperti ini 

                                                 

8Abdul Mujieb dkk., Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali: Mudah Memahami dan 

Menjalankan Kehidupan Spiritual (Cet. I; Jakarta: PT Mizan Publika, 2009), hal. 91-92. 

https://books.google.co.id/books?id=jYeK_YpdUloC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_g

e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (2 September 2020). 

https://books.google.co.id/books?id=jYeK_YpdUloC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books?id=jYeK_YpdUloC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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tunduk kepada kehidupan dan hal-hal duniawi dan akhirnya melupakan kehidupan 

akhirat yang kekal lagi abadi.   

B. Jenis-Jenis H{ubb al-Dunya>  

H}ubb al-dunya> atau mencintai kehidupan dunia berarti mencintai segala 

hal yang terkait dengan masalah keduniaan dengan cara berlebihan, baik itu harta 

benda, kedudukan atau jabatan yang tinggi bahkan kecintaan berlebih terhadap 

keluarga pun dapat termasuk kedalam jenis-jenis h}ubb al-dunya> jika hal itu 

melalaikan kita dari Allah swt. Dengan kata lain, h}ubb al-dunya> berarti cinta 

yang berlebihan kepada apa saja yang ada di dunia ini, baik itu bersifat materi 

maupun non-materi. 

Imam al-Gazālī mengingatkan umat Islam bahwa sesungguhnya dunia 

adalah musuh Allah swt., dengan tipu dayanya ia menyesatkan orang yang tersesat. 

Dengan tipuannya, ia menggelincirkan orang yang tergelincir, maka mencintai 

dunia merupakan pangkal dari segala kesalahan dan keburukan. Sedangkan 

kebalikannya, yaitu tidak menyukainya menjadi pokok ketaatan dan asas dari hal-

hal yang mendekatkan diri kepada Allah Swt.9 

Di dalam al-Qur’an,  Allah swt. telah memperingatkan manusia bahwa 

kehidupan dunia itu dijadikan indah dengan beberapa hal yang merupakan 

kecintaan manusia terhadap apa saja yang didasari oleh hawa nafsu. Sedangkan di 

akhirat Allah swt. telah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik kepada orang-

orang yang bertakwa, yang tidak terlalaikan dengan hal-hal duniawi yang sifatnya 

                                                 

9Al-Gazālī, Ihya ‘Ulumuddin: Zuhud, Cinta dan Kematian (Cet. I; Jakarta: Republika, 

2013), h. 2; dikutip dalam Magfirah, “Pandangan Islam dalam Penyembuhan Penyakit 

Hubbuddunya: Analisis Pada Ayat, Hadits dan Pendapat Ulama”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. 

Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan Konseling Islam, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019), 

h. 34. 
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sementara. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam firman-Nya pada QS A<li 

‘Imra>n/3: 14. 

َّوَالْفِّض َّ َّمِّنََّالنِّّسَاۤءَِّّوَالْبَنِّيْنََّوَالْقَنَاطِّيْرَِّّالْمُقَنْطَرَةَِّّمِّنََّالذ هَبِّ َّالش هَوٰتِّ َّحُبُّ َّالْمُسَو مَةَِّّةَِّّزيُِّّنََّلِّلن اسِّ ِِّ يْ ََ َّوَالْ
َّ َّوَالَْْنْ عَامِّ نْ يَاَّوَاللّٰهَُّوَٱلۡحَرۡثِِّۗ  (٤١) حُسْنَُّالْمَاٰبََِّّّدَهَُّعِّنذٰلِّكََّمَتَاعَُّالْحَيٰوةَِّّالدُّ

Terjemahnya: 

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa 
yang diinginkan berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang 
bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 
ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi 
Allah-lah tempat kembali yang baik.10 

Pada ayat di atas, ditegaskan bahwa yang diperindah adalah kecintaan 

manusia kepada aneka syahwat. Adapun syahwat itu ialah kecenderungan hati yang 

sulit terbendung kepada sesuatu yang bersifat indrawi atau material. Kemudian hal-

hal yang dicintai manusia yaitu keinginan terhadap wanita-wanita, anak-anak lelaki, 

harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah 

ladang.11 

Dalam ayat di atas, sebagaimana bisa terbaca lewat terjemahannya, 

disebutkan “dijadikan indah”. Kalimat ini adalah kalimat pasif (mabni majhul), 

yang tidak disebutkan siapa subjeknya.12 Sebagian ulama berpendapat bahwa yang 

memperindahnya adalah Allah swt. Sebagian lain berpendapat bahwa yang 

memperindahnya adalah syeitan. Allah swt. memperindah seluruh ciptaan-Nya 

dengan pengadaannya, pembentukannya, dan memberikan segala sesuatu untuk 

dimanfaatkan, serta menciptakan watak yang dapat condong kepada hal-hal yang 

                                                 

10Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Cet. II; Solo: PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2013), h. 53-54. 

11M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 2 

(Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 32. 

12M Nurul Huda, “Tafsir Surat Ali Imran Ayat 14: Enam Ragam Kecintaan Manusia 

terhadap Syahwat”, Islami.co, 22 Agustus 2020. https://islami.co/tafsir-surat-ali-imran-ayat-14-

enam-ragam-kecintaan-manusia-terhadap-syahwat/ (19 Agustus 2021). 

https://islami.co/tafsir-surat-ali-imran-ayat-14-enam-ragam-kecintaan-manusia-terhadap-syahwat/
https://islami.co/tafsir-surat-ali-imran-ayat-14-enam-ragam-kecintaan-manusia-terhadap-syahwat/
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baik ataupun yang buruk. Sedangkan syeitan memperindahnya dengan bisikan-

bisikan, tipuan-tipuan, dan mempercantik sesuatu agar digunakan tidak dengan 

semestinya dan tidak pada tempatnya. Namun kedua penafsiran itu sama-sama 

memaknai ayat ini sebagai awal nasehat untuk seluruh manusia, dan di dalam 

nasehat ini terdapat pula pencelaan terhadap orang-orang kafir yang hidup sezaman 

dengan Rasulullah saw.13 

Adapun kata al-syahawa>t ( ةاشهو ل ا ), para ulama bersepakat untuk 

meletakkan harakat fathah pada huruf ha’, karena untuk membedakan antara isim 

(kata benda) dan na’at (kata sifat). Kata ةاشهو ل ا  ini adalah bentuk jamak dari kata 

 yang dikenal sebagai nafsu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kata ini ,شهواة

berasal dari kata  شهى yang maknanya adalah tergoda untuk makan (lapar).14 

Makna h}ubb al-syahawa>t menurut pendapat para mufassir yaitu:15 

1. Keinginan hawa nafsu untuk memiliki segala sesuatu yang disukai. (Ahmad 

Mus}tafa al-Mara>ghi) 

2. Keinginan-keinginan yang menimbulkan selera dan menarik nafsu untuk 

memilikinya. (Fakhrurra>zi>) 

3. Keinginan-keinginan yang sangat untuk mendapatkan yang disukai atau yang 

dianggap hina. (Jamaluddin al-Qasi>mi>) 

4. Keinginan terhadap segala sesuatu yang mengantarkan kepada kepuasan. 

(Muh}ammad Rasyid Rid}a) 

                                                 

13Abu> ´Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abu> Bakr Syams al-Di>n Al-

Qurt}}ubi>, al-Ja>mi´al -Ah}ka>m al-Qur’a>n, terj. Faturrahman, dkk., Tafsir al-Qurthubi, Jilid 

4 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), h. 76-77  

14 Abu> ´Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abu> Bakr Syams al-Di>n Al-

Qurt}}ubi>, al-Ja>mi´al-Ah}ka>m al-Qur’a>n, terj. Faturrahman, dkk., Tafsir al-Qurthubi, Jilid 4, 

h. 77. 

15Iis Sulastri, “Kajian Pendidikan dari QS Ali ‘Imran Ayat 14-15 tentang H{ubb al-

Syahawa>t”, Skripsi (Bandung: Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bandung, 1994), h. 43. 
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Al-syahawa>t (apa-apa yang diingini) dijadikan senang oleh manusia dan 

dijadikan tampak indah di mata dan hati mereka hingga kecintaan kepada al-

syahawa>t tersebut telah menjadi bagian dari karakter atau tabiat alamiah manusia. 

Dalam ayat ini, al-Qur’an mengungkapkan hal-hal yang diingini (al-musytahah) 

dengan menggunakan kata al-syahwah yang berarti keinginan dan kecintaan itu 

sendiri, hal ini mengandung maksud muba>laghah atau penekanan bahwa hal-hal 

tersebut merupakan hal-hal yang memang sangat diingini dan disenangi. Begitu 

juga hal ini bertujuan memberikan isyarat bahwa al-syahwah adalah sesuatu yang 

dicela, sehingga diharapkan manusia bisa bersikap proposional dan tidak berlebih-

lebihan dalam mencintai dan menggemarinya serta mengontrol ketertarikan tabiat 

alaminya terhadap hal-hal tersebut.16 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa 

h}ubb al-syahawa>t merupakan kecintaan, keinginan, kesukaan terhadap sesuatu 

yang menimbulkan selera dan kepuasan serta kelezatan yang apabila manusia 

terlalu menuruti maka akan cenderung melakukan kehinaan. Al-syahawa>t yang 

dimaksud ayat ini adalah al-syahawa>t yang dilakukan secara berlebihan atau yang 

bisa menyebabkan seseorang teledor dan lalai di dalam menjalankan kewajiban-

kewajiban agama. Kemudian diperinci enam kesenangan syahwat manusia, yaitu 

wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, 

kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang, yang semuanya merupakan َُّمَتَاع
نْ يَا  .yang bersifat sementara (kesenangan hidup di dunia) الْحَيٰوةَِّّالدُّ

 Hal ini berkaitan erat dengan h}ubb al-dunya> yakni mencintai dunia 

secara berlebihan sehingga lupa akan kehidupan akhirat yang hakiki, bahwa 

kecintaan terhadap syahwat tentu akan menjerumuskan manusia kepada kehinaan 

jika dilakukan secara berlebihan pula. Korelasinya terletak pada sesuatu yang 

                                                 
16Wahbah al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 200. 
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berlebihan yang berujung pada kelalaian. Mencintai dunia secara berlebihan akan 

melalaikan manusia kepada kehidupan ukhrawi, begitu pula halnya dengan 

mencintai syahwat. Seseorang yang terpedaya dan tidak mampu mengontrol 

syahwatnya akan membuat ia bebas melakukan apa saja di dunia tanpa memikirkan 

baik buruknya sehingga hal ini mengantarkan manusia kepada sikap dan perilaku 

h}ubb al-dunya>. Jadi, maksud ayat ini sebenarnya bukan untuk melarang 

kecintaan kepada dunia secara proposional, yang dilarang adalah kecintaan yang 

berlebihan terhadap dunia, berlebihan dalam memenuhi al-syahawa>t hingga 

melalaikan masalah akidah dan agama serta mengabaikan urusan akhirat.  

Dari ayat di atas maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi objek 

kencintaan manusia terhadap kehidupan dunia yang berlebihan yang dapat 

melalaikan, antara lain yaitu: wanita, keturunan, harta kekayaan, kuda pilihan, 

binatang ternak dan tanah perkebunan/pertanian yang luas. Berdasarkan hal ini, 

jenis-jenis h}ubb al-dunya> dapat digolongkan berdasarkan salah satu aspek ini, 

yaitu jenis h}ubb al-dunya>  berdasarkan materi atau hal yang dicintainya. Adapun 

jenis yang kedua adalah berdasarkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya h}ubb 

al-dunya>. Berikut uraian mengenai  kedua jenis h}ubb al-dunya> tersebut. 

1. Jenis H{ubb al-Dunya> Berdasarkan Objek Kecintaan 

Berdasarkan QS A<li ‘Imra>n/3: 14 di atas, terdapat tiga hal yang dapat 

digolongakan ke dalam jenis h}ubb al-dunya> jika ditinjau dari objek keduniaan 

yang dicintai, yaitu: 

a. Cinta yang berlebihan pada Pasangan dan Keturunan 

Pasangan di dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 14 disebutkan dalam bentuk al-

nisa>’ atau wanita. Wanita merupakan salah satu objek kecintaan terhadap hal 

duniawi yang biasanya identik sebagai kecintaan dari para kaum adam. Meskipun 
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yang disebutkan dalam ayat di atas hanya kata al-nisa>’, tetapi hal ini juga 

mewakili sebaliknya. Tidak dapat disangkal bahwa manusia yang dimaksud oleh 

ayat ini adalah semua putra-putri Adam apalagi yang dewasa, baik pria maupun 

wanita. Jika demikian, pernyataan  di atas semakin pada tempatnya.17 

Ungkapan ini dimulai dengan menyebutkan “wanita” karena banyaknya 

kecenderungan jiwa terhadapnya, serta fitnah akibat wanita jauh lebih besar. 

Karena wanitalah seseorang rela mengorbanan harta kekayaannya. Di sini, wanita 

didahulukan daripada anak padahal kecintaan kepada wanita terkadang bisa hilang 

sedangkan kecintaan orang tua kepada anaknya tidak akan hilang. Hal ini karena 

cinta orang tua kepada anaknya biasanya tidak terlalu berlebihan, tidak seperti 

halnya dengan kecintaan seseorang kepada wanita.18  

Kemudian keturunan (anak), menjadi yang kedua setelah kesukaan terhadap 

wanita yang merupakan hasil utama dengan wanita tadi. Anak, baik laki-laki 

maupun perempuan adalah belahan jiwa orang tua dan menjadi penyejuk serta 

penyenang hati. Akan tetapi, perlu diketahuan bahwa keturunan (anak) dan harta 

adalah fitnah dan cobaan yang menuntut seseorang untuk berhati-hati. Sebagaimana 

firman Allah swt. dalam QS al-Taghabu>>n/64:15. 

نَة َّ    )٤١(  اَجْر َّعَظِّيْم ََّّهَُّوَاللّٰهَُّعِّنْدَّ اِّن مَاَّامَْوَالُكُمَّْوَاوَْلَْدكُُمَّْفِّت ْ
Terjemahnya: 

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan 
di sisi Allah pahala yang besar.19 

Fitnah anak adalah cobaan bagi seseorang yang mendorongnya 

mengumpulkan harta untuk mereka. Sebab faktor seseorang mencintai anak dan 

                                                 

17M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 2, 

h. 33. 

18Wahbah al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r, Jilid 2, h. 201. 

 
19Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan, h. 556.  
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istri adalah satu, yaitu terpeliharanya keberlangsungan kehidupan manusia dan 

keinginan agar ia memiliki keturunan penerus, selalu diingat dan disebut-sebut.  

Dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 14, meskipun yang disebut adalah kata al-

Bani>n yang berarti anak laki-laki, namun dalam hal ini juga mencakup anak 

perempuan. Hal ini termasuk kategori al-Taghli>b (memenangkan satu dari dua 

unsur dengan cara menyebutnya, tetapi yang dimaksudkan adalah kedua-duanya). 

Hal ini dikarenakan anak laki-laki sebagai penyambung keturunan, sedangkan anak 

perempuan ketika sudah menikah menjadi milik suaminya.  

Sebenarnya tidak ada larangan Allah swt. untuk mencintai pasangan dan 

keturunan jika maksud dari kecintaan bertujuan untuk menjaga diri dari hal-hal 

yang tidak baik sesuai anjuran agama. Akan tetapi, kedua hal ini bisa menjadi salah 

satu jenis h}ubb al-dunya> jika kecintaan terhadap keduanya berlebihan dan 

syahwat dijadikan sebagai tujuan sehingga membuatnya lalai kepada Allah swt.20 

b. Cinta pada Harta Kekayaan  

Dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 14, disebutkan juga cinta pada harta kekayaan. 

Meskipun dalam ayat ini hanya disebutkan dalam bentuk tiga hal, yaitu emas, perak 

dan kuda pilihan, dua hal ini cukup mewakili seluruh aspek kekayaan yang berupa 

harta benda dan materi lainnya, seperti uang yang banyak, rumah mewah, dan lain 

sebagainya. Adapun kuda pilihan dalam ayat ini mewakili kendaraan mewah yang 

dimiliki.  

Celaan terhadap harta pada dasarnya bukan karena harta itu sendiri, karena 

harta adalah nikmat dari Allah swt., akan tetapi akibat negatif yang ditimbulkan 

oleh harta berupa sikap kewenang-wenangan, takabur dan fasiq. Hal ini seperti yang 

difirmankan Allah swt. dalam QS al-A’laq/96: 6-7. 

                                                 
20Wahbah al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r, Jilid 2, h. 202. 
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نْسَانََّلَيَطْغٰىَّ  )٦  (اَنَّْر اٰهَُّاسْتَ غْنٰىَِّۗ) ١ (كَلَّ َّٓاِّن َّالِّْْ
 

Terjemahnya:  

Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia benar-benar melampaui batas, apabila 
melihat dirinya serba cukup.  
Zaman sekarang, tidak sedikit kita dapati orang yang begelimang harta 

kekayaan tetapi enggan untuk membagi dan mengeluarkan sebagian hartanya untuk 

orang yang membutuhkan. Padahal setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang 

lain di dalamnya dan wajib bagi kita untuk menyisihkannya sesuai aturan agama. 

Hal ini boleh jadi karena tidak sedikit dari mereka yang berusaha mendapatkan 

harta dengan jalan yang tidak mudah, sehingga merasa rugi ketika harta yang susah 

payah didapat itu dibagi kepada orang lain secara cuma-cuma. Orang yang 

demikian sangat cinta terhadap hartanya sehingga enggan untuk membaginya.  

Adapun jika seorang muslim menunaikan hak-hak Allah swt. dan orang lain 

yang terdapat di dalam harta miliknya, mensyukurinya, menggunakannya untuk 

menyambung tali silaturrahim serta menginfakkan sebagian di jalan Allah swt. 

maka harta tersebut hukumnya biak dan bisa menjadikannya dekat dengan Allah 

swt.  

Kepemilikan terhadap harta yang melimpah juga merupakan salah satu jenis 

dari h}ubb al-dunya> jika cinta terhadap harta itu sangat berlebihan, sehingga 

membuat pemiliknya lalai dan bahkan menghalalkan segala cara dalam 

memperolehnya. Jadi, mencintai harta kekayaan juga dapat digolongkan ke dalam 

salah satu jenis h}ubb al-dunya> jika ditinjau dari objek kecintaannya. 

 

 

c. Cinta pada  Pekerjaan 
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Objek kecintaan yang disebutkan paling akhir dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 14 

adalah cinta kepada binatang ternak dan ladang atau sawah yang luas. Meskipun 

hanya disebutkan tentang ternak dan lahan perkebunan atau persawahan, tetapi 

kedua hal ini cukup mewakili semua jenis pekerjaan manusia di dunia. Pada 

kenyataannya, dorongan nafsu membuat manusia terkadang berlebihan dalam 

mencintai pekerjaannya di dunia. Banyak orang yang terlalu sibuk bekerja akhirnya 

lupa beribadah, dan bahkan banyak yang tidak memikirkan halal dan haram dari 

pekerjaannya sendiri. Hal ini diakibatkan cinta yang berlebihan pada profesi atau 

pekerjaannya.  

H{ubb al-dunya> jenis ini juga terkait erat dengan hal yang sifatnya non 

materi, yaitu kedudukan dan jabatan. Tidak sedikit orang yang takut kehilangan 

jabatan dan kedudukannya. Selain itu tidak sedikit pula orang yang menginginkan 

kedudukan dan jabatan yang tinggi. Hal ini karena kecintaan mereka terhadap hal 

tersebut yang sangat berlebihan, selain itu rasa ingin selalu dihormati dan 

dimuliakan oleh orang lain biasanya memicu kecintaan yang berlebihan pada 

kedudukan dan jabatan. Jadi, h}ubb al-dunya> jenis ketiga jika ditinjau dari objek 

kecintaannya adalah cinta pada pekerjaan atau profesi yang mencakup juga cinta 

pada kedudukan dan jabatan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa h}ubb al-dunya> jika 

ditinjau dari objek kecintaan manusia terhadap hal duniawi ada tiga, yaitu cinta 

pada manusia (pasangan dan keturunan), harta benda (kekayaan materi) dan 

pekerjaan atau profesi yang juga mencakup kedudukan dan jabatan. 
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2. Jenis H{ubb al-Dunya>  Berdasarkan Penyebabnya 

Manusia sering didesak oleh kondisi ekonomi yang menuntut mereka untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, apalagi kebutuhan pokok. Manusia terkadang 

dibuat lalai oleh dunia sehingga lupa tentang hakikat hidup dan kehidupan setelah 

dunia ini. Ketika manusia telah terlalaikan oleh dunia, maka mereka akan jatuh pada 

sikap h}ubb al-dunya> atau kecintaan yang berlebihan pada hal-hal duniawi. H}ubb 

al-dunya> dapat disebabkan oleh dua hal berikut ini, yaitu:21  

a. Panjang Angan-Angan 

Panjang angan-angan (berkhayal yang bukan-bukan), menerawang terlalu 

jauh, melawan dan menghayalkan yang sangat jauh. Panjang angan-angan sangat 

berbahaya bagi orang yang menimpanya, sama bahayanya dengan perbuatan dosa 

dan menuruti hawa nafsu, sebab dia dapat menipu diri, melalaikan tugas yang 

diperintahkan Allah, sifat rakus, terbuai kesenangan dunia, lupa mati, lupa akhirat, 

merusak dan menyebabkan kegelapan hati manusia. Orang yang tertimpa penyakit 

panjang angan-angan akan menemui mala petaka yang besar yaitu: Pertama, sibuk 

dengan urusan duniawi. Kedua, rakus harta. Ketiga, kikir harta. Panjang angan-

angan adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi hati manusia, karena bisa 

menyebabkan kegelapan bahkan kematian hati. 

Hal ini telah diperingatkan oleh Allah swt., dalam QS al-Nisaa>/4: 123: 

َّسُوَّٓل يَّۡ ِۡ َّمَنَّيَ عۡمَ َّٱلۡكِّتَٰبِِّۗ ِِّ َّأَهۡ َّ(٤٢١)اَّيُجۡزََّبِّهِّۦَّء َّسََّبِّأَمَانِّيِّّكُمَّۡوَلََّْٓأمََانِّيِّّ
Terjemahnya: 

                                                 

21Magfirah, “Pandangan Islam dalam Penyembuhan Penyakit Hubbuddunya: Analisis Pada 

Ayat, Hadits dan Pendapat Ulama”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. Dakwah dan Komunikasi, Prodi 

Bimbingan Konseling Islam, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019), h. 38-39. 
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Pahala itu bukanlah menurut angan-anganmu dan tidak pula menurut angan-
angan Ahli Kitab. Barangsiapa mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi 
balasan.22 

Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak terbuai oleh mimpi-mimpi 

indah atau angan-angan kosong. Angan-angan (al-ama>ni>) adalah ilusi atau 

khayalan dan merupakan salah satu alat atau perangkat yang dipergunakan setan 

untuk menyesatkan umat manusia.  

Menurut pakar tafsir al-Ra>zi, angan-angan itu tercela dan dikecam oleh 

agama, karena menimbulkan dua keburukan, yaitu sifat loba (al-khirsh) dan sifat 

ingin kekal (al-amal) di dunia. Karena loba, seorang bisa menghalalkan segala 

ambisi untuk menggapai keinginannya. Karena merasa kekal di dunia, seorang bisa 

lupa diri dan tidak perlu bertaubat, serta tidak akan berpengaruh baginya petuah 

atau nasihat.  

Lain angan-angan lain pula dengan harapan (raja'). Harapan, menurut Imam 

Gaza>li>, adalah sikap optimisme menunggu datangnya sesuatu yang dicintai 

(mah}bu>b). Harapan dibedakan dengan angan-angan dari empat aspek. Pertama, 

harapan menunjuk kepada sesuatu yang mungkin dan bisa terjadi (mutawaqqi'). 

Kedua, terlihat dengan jelas sebab-sebab dan cara-cara bagaimana harapan itu bisa 

digapai. Ketiga, harapan menimbulkan dorongan dan motivasi kerja yang 

kuat. Keempat, harapan menimbulkan dinamika dan produktivitas dalam hidup, 

baik dalam berpikir maupun bertindak. Bagi al-Gaza>li>, tanpa memenuhi empat 

kriteria ini, segala bentuk keinginan tidak dapat dinanti harapan, tetapi lebih tepat 

dinamakan angan-angan atau khayalan.23 

                                                 

22Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan, h. 76. 

23Nashih Nasrullah, “Harapan Boleh, Berangan-angan Jangan, Lalu Apa Bedanya?”, 

Republika.co.id, 26 November 2019. https://www.republika.co.id/berita/q1kso8320/harapan-boleh-

beranganangan-jangan-lalu-apa-bedanya, (16 Agustus 2021). 

https://republika.co.id/tag/anganangan
https://republika.co.id/tag/anganangan
https://www.republika.co.id/berita/q1kso8320/harapan-boleh-beranganangan-jangan-lalu-apa-bedanya
https://www.republika.co.id/berita/q1kso8320/harapan-boleh-beranganangan-jangan-lalu-apa-bedanya
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Telah diperingatkan pula oleh Rasulullah saw., dalam sebuah hadis: 

َّعَبْدَِّّحَّ َّبْنُ َّعَلِّيُّ ثَ نَا ََّّاللّٰهَِّّ د  َّعَبْدُ َّصَفْوَانَ َّأبَوُ ثَ نَا ثَ نَاَّيوُنُسَُّعَََّّاللّٰهَِّّحَد  َّحَد  هَابٍَّقَالََّبْنَُّسَعِّيدٍ ِِّ َّ َّابْنِّ نْ
يََّ َّأبَاََّهُرَيْ رَةََّرَضِّ َّأَن  عْتَُّرَََّّاللّٰهَُّأَخْبَ رَنِّيَّسَعِّيدَُّبْنَُّالْمُسَي بِّ عَلَيْهَِّّوَسَل مَََّّاللّٰهَُّصَل ىََّّاللّٰهَِّّسُولََّعَنْهَُّقَالََّسَمِّ

. ِِّ َّالَْْمَ نْ يَاَّوَطوُلِّ َّالدُّ ابًّاَّفِّيَّاثْ نَ تَ يْنَِّّفِّيَّحُبِّّ َِ  ٢١يَ قُولَُّلََّْيَ زَالَُّقَ لْبَُّالْكَبِّيرَِّّ
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali@ bin ‘Abdullah, telah menceritakan 
kepada kami Abu S{afwa>n ‘Abdullah bin Sa‘i@d, telah menceritakan 
kepada kami Yu>nus dari Ibnu Syiha>b, dia berkata; telah mengabarkan 
kepadaku Sa‘i@d bin al-Musayyab bahwa Abu> Hurairah ra. berkata; saya 
mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Hati orang tua masih tetap berjiwa 
muda dalam dua perkara, yaitu; mencintai dunia dan panjang angan-angan.” 
(HR Bukha>ri@). 

Ibnu Qayyim menjelaskan adapun angan-angan yang kosong, maka dia itu 

adalah modal bagi orang-orang yang sudah muflis (bangkrut), yang hanya 

mengandalkan harapan. Itulah angan-angan mereka yang bersumber dari hati yang 

dikendalikan hawa nafsu, sehingga menjadi hitam dari sebab banyak asapnya. 

Orang yang berangan-angan ini telah menggunakan hatinya untuk mengenyangkan 

hawa nafsunya. Hawa nafsu adalah penyakit yang paling besar, sedangkan 

menyelisihinya merupakan obat yang paling mujarab. Pada dasarnya jiwa manusia 

diciptakan dalam keadaan tidak mengerti akan apa-apa dan zalim. Sehingga dengan 

ketidakmengertian dan kezaliman tersebut ia mengira bahwa kesembuhannya 

adalah dengan mengikuti hawa nafsu syahwatnya. Padahal itu adalah kebinasaan 

dan kehancurannya.25 

                                                 

24Muhammad bin Isma>‘il Abu ‘Abdillah al-Bukha>ri@ al-Ju‘fi@, S{ah}i@h} al-

Bukha>ri@, Juz 8 (Cet. I; t.tp.: Da>r al-Tauq al-Naja>h, 1422 H), h. 89. 

25Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Zadul Ma’ad, terj. Masturi Ilham, Panduan Lengkap Meraih 

Kebahagiaan Dunia Akhirat (Cet. I; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 226; dikutip 

dalam Magfirah, “Pandangan Islam dalam Penyembuhan Penyakit Hubbuddunya: Analisis Pada 

Ayat, Hadits dan Pendapat Ulama”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. Dakwah dan Komunikasi, Prodi 

Bimbingan Konseling Islam, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019), h. 39. 
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Adapun bagi orang yang berakal, mengekang keinginan nafsu dengan rasa 

lapar karena kelaparan adalah pengekangan terhadap musuh Allah, sedangkan 

kesenangan setan adalah kesenangan nafsu, makanan dan minuman. Nafsu 

bagaikan berhala, barang siapa mengabdi kepada nafsu, maka dia telah mengabdi 

kepada berhala, sedangkan barangsiapa mengabdi kepada Allah dengan ikhlas; 

dialah orang yang mau mengalahkan hawa nafsunya.26  

Salah satu jenis h}ubb al-dunya>  berdasarkan penyebabnya adalah cinta 

dunia yang disebabkan oleh angan-angan yang panjang, dan angan-angan itu tidak 

lain kecuali berasarkan hawa nafsunya. 

b. Lalai 

Allah swt. telah memperingatkan hal ini dalam QS al-Muna>fiqu>n/63: 9. 

رُوْنَّ يٰآيَ ُّهَاَّال ذِّيْنََّاٰمَنُ وْاَّلََّْتُ لْهِّكُمَّْامَْوَالُكُمَّْوَلََّْٓاوَْلَْدكُُمَّْعَنَّْذِّكْرَِّّاللّٰهَِّّ سِّ َٰ كََّهُمَُّالْ ىِٕ
ۤ
َّذٰلِّكََّفَاوُلٰ ِْ َّوَمَنَّْي  فْعَ

(٩)ََََّّّّ
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta-bendamu dan anak-
anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa yang 
berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.27 

Lalai adalah sebuah istilah yang mencakup setiap bentuk tindakan 

mengabaikan terhadap tingkatan-tingkatan kesempurnaan karena sibuk atau lebih 

banyak memperhatikan hal-hal yang lebih rendah darinya. Sebanyak apapun 

seseorang memiliki ilmu, amal, dan taqwa, tetap seseorang tersebut akan 

mempunyai kemungkinan jatuh kepada kelalaian ketika menjalankan aktivitas 

kehidupan, bahkan lalai akan akhirat. Di dalam hidup ini terkadang manusia 

                                                 

26Ibnul Qayyim, Ar-Ruh, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1994), h. 496; dikutip 

dalam Magfirah, “Pandangan Islam dalam Penyembuhan Penyakit Hubbuddunya: Analisis Pada 

Ayat, Hadits dan Pendapat Ulama”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. Dakwah dan Komunikasi, Prodi 

Bimbingan Konseling Islam, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019), h. 39. 

27Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 672. 
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melakukan kesalahan, namun dia tidak menyadarinya; atau dia ingat beberapa 

perkara, lalu dia mengerjakannya, namun pada saat yang sama beberapa perkara 

lain terlupakan olehnya, baik sengaja maupun pun tidak.28 

Setiap manusia memang telah ditentukan nasib dan rejekinya, dan hal itu 

semua berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sehingga terkadang ada manusia 

yang diberikan ujian berupa pasangan dan keturunan yang rupawan, harta yang 

banyak, pekerjaan yang bagus serta kedudukan yang tinggi. Ketika manusia 

memiliki keempat hal tersebut, banyak yang lalai sehingga jatuh pada sikap h}ubb 

al-dunya>.  Jadi, salah satu jenis h{ubb al-dunya>  jika ditinjau dari aspek 

penyebabnya adalah kelalaian manusia.  

Selain kedua hal diatas, pendapat lain disebutkan oleh Muhammad Shalih 

al-Munajjid, bahwa ada banyak hal yang dapat menyebabkan manusia sangat 

mencintai dunia, adapun yang paling sering terjadi ada tiga hal, yaitu:29 

a. H{ubb al-dunya> disebabkan keindahan dan kebaikan dunia yang tampak. Hal 

ini didasarkan pada QS al-Kahf/18: 46. 

َّعِّنْدََّربَِّّكََّثَ وَاب اَّو خَي ْر َّ لِّحٰتَُّخَي ْر  نْ يَاَّۚوَالْبٰقِّيٰتَُّالصّٰ  (١٦)َّامََلَّ ََّّالَْمَالَُّوَالْبَ نُ وْنََّزِّيْ نَةَُّالْحَيٰوةَِّّالدُّ
Terjemahnya: 

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi, amal 
kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 
serta lebih baik untuk menjadi harapan.30 

Menurut hemat penulis, karena keindahannya, dunia ini dimisalkan dengan 

berbagai keadaan tumbuh-tumbuhan yang menghijau, rimbun dan berbunga. 

                                                 

28Khalil Al-Musawi, Terapi Akhlak (Cet. I; Jakarta: Zaytuna,  2011), h. 21-22; dikutip dalam 

Magfirah, “Pandangan Islam dalam Penyembuhan Penyakit Hubbuddunya: Analisis Pada Ayat, 

Hadits dan Pendapat Ulama”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan 

Konseling Islam, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019), h. 40. 

29Muhammad Shalih al-Munajjid, Silsilah Amalan Hati (Cet. I; Bandung: IBS, 2006), h. 23-

25. 

30Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 330. 
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Tumbuh-tumbuhan itu kemudian berubah menjadi kering kerontang, terhempaskan 

oleh angin ke kiri dan ke kanan. Oleh karena keindahan dunia yang digambarkan 

tersebut, para penghuninya dilarang agar tidak terperdaya terhadapnya, dan bagi 

yang mempunyai harta dilarang membanggakan hartanya, karena semua keindahan 

yang ada di dunia ini hanyalah bayang-bayang kemudian bayang-bayang itu suatu 

saat nanti akan sirna. 

Allah swt. Yang Maha Sempurna dan Maha Agung adalah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu untuk mengadakannya, membinasakannya dan kemudian 

mengembalikannya lagi. Dialah yang mengadakan sesuatu, kemudian 

mengembangkannya, lalu membinasakannya. Sedangkan, keadaan dunia ini tidak 

lebih dari keadaan seperti itu. Dunia ini muncul pertama kali dalam keadaan segar 

bugar, kemudian lambat laun dunia ini akan bertambah kesegarannya sedikit demi 

sedikit, kemudian mulailah surut hingga akhirnya rusak dan binasa. Oleh karena 

itu, tidak patut bagi seorang yang berakal untuk bersenang hati  dalam memperoleh 

kegemerlapan dan kemewahan dunia ini. Bahkan kegemerlapan dan kemewahan 

dunia ini mampu untuk membuat mereka menjadi sombong dan membanggakannya 

Di dalam ayat ini penyebutan harta lebih didahulukan daripada anak-anak, 

meskipun anak-anak lebih mulia dibandingkan sebuah harta bagi siapa saja yang 

hidup di dunia ini. Hal ini didasari dengan pandangan bahwa insan atau manusia 

dengan harta akan lebih sempurna. Alasannya adalah karena harta itulah yang setiap 

saat akan dinikmati oleh manusia, dari mulai anak-anak hingga orang tua. Harta 

juga merupakan syarat bagi kelangsungan dan kelestarian kehidupan manusia, baik 

manusia itu hidup sendiri maupun hidup secara bersama-sama. Demikian pula, 

karena kebutuhan kepada harta ini lebih dirasakan daripada kebutuhan kepada 

anak-anak. Karena kebutuhan akan harta ini tetap merupakan perhiasan bagi 

kehidupan manusia sekalipun manusia itu tidak mempunyai anak. Akan tetapi hal 
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ini berkebalikan dengan orang yang mempunyai anak tetapi tidak mempunyai harta. 

Hal ini akan menyebabkan orang yang mempunyai tersebut akan berada dalam 

kesengsaraan dan kemelaratan. 

Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa amal-amal baik yang buahnya terus 

menerus mengalir bagi manusia, adalah perbuatan-perbuatan seperti shalat, 

sedekah, berjuang di jalan Allah dan membantu kaum sengsara adalah lebih baik di 

sisi Allah daripada anak-anak. Hal ini juga lebih baik untuk menjadi harapan, 

karena dengan perbuatan- perbuatan baik itu manusia akan memperoleh di akhirat 

apa yang senantiasa dia harapkan sejak di dunia 

b. Kecenderungan nafsu dan hati kepada dunia. Hal ini didasarkan pada QS A<li 

‘Imra>n/3: 14 

َّوَالْفِّض َّ َّمِّنََّالنِّّسَاۤءَِّّوَالْبَنِّيْنََّوَالْقَنَاطِّيْرَِّّالْمُقَنْطَرَةَِّّمِّنََّالذ هَبِّ َّالش هَوٰتِّ َّحُبُّ َّالْمُسَو مَّةَِّّزيُِّّنََّلِّلن اسِّ ِِّ يْ ََ ةََِّّّوَالْ
َّ َّوَالَْْنْ عَامِّ نْ يَاَّوَاللّٰهَُّوَٱلۡحَرۡثِِّۗ  (٤١)َّحُسْنَُّالْمَاٰبََِّّّعِّندَهَُّذٰلِّكََّمَتَاعَُّالْحَيٰوةَِّّالدُّ

Terjemahnya: 

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis 
emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. 
Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang 
baik (surga).31 

 Sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa ayat ini 

menjelaskan tentang sebab dan bentuk keterpedayaan manusia atas syahwat yaitu 

wanita, anak, harta dari jenis emas, perak dan kuda pilihan, binatang ternak dan 

sawah ladang, yang merupakan kesenangan hidup di dunia yang bersifat sementara. 

Ayat ini merupakan celaan dan kecaman terhadap para kaum yang hidup 

pada masa Nabi Muhammad saw. yang dipalingkan dari mengikuti dakwah Islam 

oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan duniawi. Oleh karena itu, barangsiapa 

                                                 

31Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 53-54. 
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yang ingin selamat dari siksa Allah swt. kelak di hari kiamat, maka ia harus 

menjauhi perangkap-perangkap syahwat dan hawa nafsu yang terlarang. Karena 

mengikuti syahwat dan hawa nafsu bisa membinasakan seseorang dan 

menjerumuskannya ke dalam neraka. 

c. Mementingkan kehidupan sekarang (kehidupan dunia) dibandingkan kehidupan 

yang akan datang (kehidupan akhirat). Hal ini didasarkan pada QS al-A‘la>/87: 

16-17: 

يَاَّ ن ۡ َّتُ ؤۡثِّرُونََّٱلۡحَيَ وٰةََّٱلدُّ ِۡ ََّّ(٤٦)بَ قَىٰٓ َّوَأبَ ۡ ر 
رةََُّخَي ۡ  (٤١)وَٱلْۡٓخِّ

Terjemahnya:  

Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang 
kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.32 

Sikap menjadikan dunia sebagai prioritas utama dan akhirat belakangan 

adalah perilaku orang yang merugi. Justru kita harus menjadikan dunia sebagai 

sarana (bukan tujuan) untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Maka letakkanlah dunia 

tanganmu bukan di hatimu, niscaya engkau selamat. Bukankah itu yang diajarkan 

dalam Agama Islam?, sebagai manusia, kita tentu menghendaki keberuntungan dan 

menghindari kerugian dalam hidup adalah hal yang lumrah (wajar). Dalam ayat di 

atas, Allah swt. telah memberikan empat kriteria atau klasifikasi orang-orang yang 

akan mendapatkan keberuntungan yaitu beriman kepada Allah swt sekalipun 

mendapati rintangan hidup, mengingat Allah swt. dalam setiap langkahnya, 

melaksanakan kewajiban shalat lima waktu dan mengerjakan shalat sunnah, serta 

menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat bukan 

sebagai tujuan akhir.33 

                                                 

32Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 745. 

33Senata Adi, “Tafsir Surah al-A’la:14-17: Tentang Merekayang Menolak Jadi Orang 

Beruntung”, Bincang Syari’ah.Com, 27 Februari 2020. https://bincangsyariah.com/kalam/tafsir-

surat-al-ala-14-17-tentang-mereka-yang-menolak-jadi-orang-beruntung/, (23 Agustus 2021). 

https://bincangsyariah.com/kalam/tafsir-surat-al-ala-14-17-tentang-mereka-yang-menolak-jadi-orang-beruntung/
https://bincangsyariah.com/kalam/tafsir-surat-al-ala-14-17-tentang-mereka-yang-menolak-jadi-orang-beruntung/
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Berdasarkan uraian di atas, ada lima hal yang menjadi penyebab terjadinya 

h}ubb al-dunya>, yaiu angan-angan yang panjang, kelalaian manusia, kecintaan 

karena keindahan dunia yang tampak, mengikuti kecenderungan hawa nafsu, dan 

yang terakhir adalah lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan dengan 

kehidupan akhirat.  

C. Ciri-Ciri H{ubb al-Dunya>  

Menurut Muhammad Shalih al-Munajjid, ada banyak sekali contoh yang 

yang akan tampak ketika seseorang memiliki kecintaan terhadap dunia secara 

berlebihan atau h}ubb al-dunya>, dan adapun yang paling sering dijumpai yaitu:34 

1. Hasrat manusia dalam mengejar-ngejar uruasan duniawi. Hal ini dapat 

disebutkan dalam sebuah riwayat dari ‘Abdullah bin al-H{a>ris\ bin Naufal 

yang mengatakan bahwa ia pernah beristirahat dalam sebuah perjalanan 

bersama Ubai bin Ka‘ab r.a., kemudian Ubai berkata:  

تَلَِّّ َْ نْ يَا.َّ.َّ.َّ..َّ.َّ.َّلََّْيَ زَالَُّالن اسَُّمُ َّالدُّ  ١١فَة َّأَعْنَاقُ هُمَّْفِّيَّطلََبِّ
Artinya: 

 Orang-orang terus sibuk mencari dunia. (HR Muslim) 

2. Menuntut dunia dengan melakukan amalan akhirat. Hal ini didasarkan dari 

beberapa riwayat dari Imam al-Baiha>qi@,  di antarnya adalah perkataan 

al-Fud}ail bin ‘Iya>d}, ia mengatakan bahwa “aku lebih menyukai orang 

yang mencari makan dengan menabuh gendang dan meniup seruling 

dibandingkan dengan orang yang mencari makan dengan agama”. Selain 

itu, Malik bin Anas pernah ditanya tentang golongan al-suflah atau orang-

orang yang hina, ia menjawab bahwa orang yang mencari makan dengan 

                                                 

34Muhammad Shalih al-Munajjid, Silsilah Amalan Hati, h. 20-22. 

35Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asn al-Qusyairi@ al-Naisa>bu>ri@, S{ah}i@h} 

Muslim, Juz 4 (t.c; Beirut: Da>r Ih}ya’ al-Tura>s\ al-‘Arabi@, t.t), h. 2220. 
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menggunakan agamanya. Kemudian ia di tanya lagi tentang orang yang 

paling hina, ia menjawab bahwa orang yang paling hina adalah orang yang 

memperbaiki dunianya sementara agamanya buruk. 

3. Bermewah-mewahan dalam hal pakaian, makanan dan minuman. Hal ini 

didasarkan pada riwayat dari Mu‘az\ bin Jabal, bahwa sesungguhnya saat 

Rasulullah saw. mengutusnya ke Yaman, Rasulullah bersabda; “Jauhilah 

bermewah-mewah karena hamba-hamba Allah bukanlah mereka yang 

bermewah-mewah.”36 

4. Mencintai harta, pangkat, kemuliaan dan kemasyhuran. Hal ini didasarkan 

pada kebalikan dari hal ini yang disebutkan dalam QS al-Qas}as}/28: 83 

dan Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmi@z\i@, yaitu dari Ka‘ab bin 

Ma>lik ra: 

َّوَالش رَفَِّّ َّعَلَىَّالْمَالِّ َّالْمَرْءِّ رْصِّ َّلَهَاَّمِّنَّْحِّ َّبِّأفَْسَدَ لَََّّفِّيَّغَنَمٍ َّأرُْسِّ َّجَائِّعَانِّ َّذِّئْ بَانِّ َّ.َّ.َّ.َّمَا
 ١١لِّدِّينِّهِّ.َّ.َّ.

Artinya: 

Dua serigala lapar yang dilepas menyerang sekawanan kambing, 
pengrusakannya tidak melebihi ambisi seseorang untuk memperoleh harta 
dan kemuliaan yang merusak agamanya. 

Selain keempat hal di atas, terdapat beberapa ciri-ciri h}ubb al-dunya> yang 

disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadis, diantarnya: 

1. Bermalas-malasan dan lalai dalam beribadah. (QS al-Muna>fiqu>n/63: 9) 

هَِّّ َّاللّٰ كََّهُمَُّ يٰآيَ ُّهَاَّال ذِّيْنََّاٰمَنُ وْاَّلََّْتُ لْهِّكُمَّْامَْوَالُكُمَّْوَلََّْٓاوَْلَْدكُُمَّْعَنَّْذِّكْرِّ ىِٕ
ۤ
َّذٰلِّكََّفَاوُلٰ ِْ وَمَنَّْي  فْعَ

رُوْنَّ سِّ َٰ  (٩)َّالْ

                                                 

36Abu> ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni@, 

Musnad al-Ima>m Ahmad bin H{anbal, Juz 36 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risa>lah), h. 420. 

37Muhammad bin ‘Isa> bin Saurah bin Mu>sa> bin al-D{ah}h}a>k al-Tirmiz\i@, Al-

Ja>mi‘ al-Kabi@r: Sunan al-Tirmiz\i@, Juz 4 (t.c.; Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>mi@, 1998 M), h. 

166. 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan 
kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka 
mereka itulah orang-orang yang merugi.38 

2. Menunda-nunda taubat. (HR al-Tirmi@z\i@) 

َّال ثَ نَاَّعَبْدُ َّبْنَُّثاَبِّتٍَّحَد  َّعَلِّيُّ ثَ نَا َّالْمُكْتِّبَُّحَد  َّحَاتِّمٍ َّبْنُ َّمُحَم دُ ثَ نَا َّبْنَِّّر َّحَد  َّثاَبِّتِّ َّبْنُ حْمَنِّ
عْتَُّعَبْدََّ عْتَُّعَطاَءََّبْنََّقُ ر ةََّقَالَّسَمِّ عْتَُّأبَاََّهُرَيْ رَةََّيَ قُولََُّّبْنََّضَمْرَةَََّّاللّٰهَِّّثَ وْباَنََّقَالَّسَمِّ قَالَّسَمِّ

عْتَُّرَسُولََّ نْ يَاَّمَلْعُونةَ ََّّاللّٰهَُّصَل ىََّّاللّٰهَِّّسَمِّ َّالدُّ َّذِّكْرََُّّعَلَيْهَِّّوَسَل مََّيَ قُولَُّأَلََّْإِّن  مَلْعُون َّمَاَّفِّيهَاَّإِّلْ 
َّحَسَن َّغَرِّيب ََّّاللّٰهَِّّ  ١٩.وَمَاَّوَالَْهَُّوَعَالِّم َّأَوَّْمُتَ عَلِّّم َّقَالََّأبَوَُّعِّيسَىَّهَذَاَّحَدِّيث 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin H{a>tim al-Muktib, telah 
menceritakan kepada kami ‘Alī bin Ṡ|a>bit, telah menceritakan kepada kami 
‘Abd al-Rah}man bin Ṡ|abit bin Ṡ|auban berkata: Aku telah mendengar 
‘At}a>’ bin Qurrah berkata: aku telah mendengar ‘Abdullāh bin D{amrah 
berkata: aku telah mendengar Abu> Hurairah berkata: aku mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: “Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat 
dan segala isinya pun juga terlaknat, kecuali dzikir kepada Allah dan apa 
yang berkaitan dengannya, dan orang yang alim atau orang yang belajar.” 
Abu> ‘Isa> berkata bahwa hadis ini h}asan gari@b. 

3. Tujuan hidupnya adalah kesenangan dunia (QS al-H{adi@d/57: 20) 

َّفِّىَّالََّْْ نَكُمَّْوَتَكَاثُ ر  َّبَ ي ْ
ٌۢ
َّو لَهْو َّو زِّيْ نَة َّو تَ فَاخُر  نْ يَاَّلَعِّب  َّوَالَْْوْلَْدَِِّّۗاِّعْلَمُوْٓاَّانَ مَاَّالْحَيٰوةَُّالدُّ َََّّّمْوَالِّ ِِّ كَمَثَ

يْجََُّّنَ بَاتهُُۥثمُ َّغَيْثٍَّاعَْجَبََّالْكُف ارََّ َّوَََّّحُطاَم اََِّّۗكُوْنَُّيَََّّثمُ ََّّمُصْفَرًّاَّفَ تَ رٰىهََُّّيَهِّ ٌۙ
دِّيْد  َِ َّ رَةَِّّعَذَاب  فِّىَّالْْٰخِّ

َّمَتَاعَُّالْغُرُوْرَِّّ نْ يَاَّاِّلْ  نََّاللّٰهَِّّوَرِّضْوَان َّوَمَاَّالْحَيٰوةَُّالدُّ  (٦٦)و مَغْفِّرَة َّمِّّ
Terjemahnya: 

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan 
dan sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga antara kamu serta 
berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-
tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi 
kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di 
akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-
Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.40 

                                                 

38Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 672. 

39Muhammad bin ‘Isa> bin Saurah bin Mu>sa> bin al-D{ah}h}a>k al-Tirmiz\i@, Al-

Ja>mi‘ al-Kabi@r: Sunan al-Tirmiz\i@, Juz 4, h. 139. 

40Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 654. 
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4. Berani mengorbankan agama dan keimanan demi kenikmatan dunia (QS 

Hu>d/11: 15-16) 

مَّْأَعْمَالَهُمَّْفِّيهَاَّوَهُمَّْفِّيهَاَّلََّْيُ بَّْ َّإِّلَيْهِّ نْ يَاَّوَزِّينَ تَ هَاَّنُ وَفِّّ سُونََّمَنَّْكَانََّيرُِّيدَُّالْحَيَاةََّالدُّ ََ(٤١َّ)
كَّ ىِٕ

ۤ
َّمَاَّكَانََُّّاوُلٰ  ِ َّوَباَطِّ َّفِّيهَا َّصَنَ عُوا َّوَحَبِّطََّمَا َّالن ارُ َّإِّلْ  رةَِّ َّفِّيَّالْْخِّ َّلَيْسََّلَهُمْ َّيَ عْمَلُونََّال ذِّينَ وا
(٤٦) 

Terjemahnya: 

Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami 
berikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) 
dan mereka di dunia tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak 
memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa 
yang yang telah mereka usahakan (di dunia) dan terhapuslah apa yang telah 
mereka kerjakan.41 

5. Suka menumpuk harta dan enggan memberi sedekah (HR Bukha>ri@) 

هَابٍَّعَنَّْأنََسَِّّ ِِّ ثنَِّيَّحَرْمَلَةَُّبْنَُّيَحْيَىَّأَخْبَ رَناََّابْنَُّوَهْبٍَّأَخْبَ رَنِّيَّيوُنُسَُّعَنَّْابْنَِّّ َّبْنَِّّمَالِّكٍَّحَد 
َّ َّآدَمََّوَادٍَّمِّنَّْذَََّّاللّٰهَُّصَل ىََّّاللّٰهَِّّعَنَّْرَسُولِّ بْنِّ َّوَسَل مََّأنَ هَُّقَالََّلَوَّْكَانََّلِّْ َّلَهَُّعَلَيْهِّ َّأَن  هَبٍَّأَحَب 

َّالت ُّرَابَُّوََّ  ١٢.يَ تُوبَُّعَلَىَّمَنَّْتاَبََّّاللّٰهَُّوَادِّي اَّآخَرََّوَلَنَّْيَمْلََََّفَاهَُّإِّلْ 
Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku H{armalah bin Yah}ya, telah mengabarkan 
kepada kami Ibn Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yu>nus dari Ibn 
Syiha>b dari Anas bin Ma>lik dari Rasulullah saw. bahwa sesungguhnya 
beliau bersabda: “Andai kata anak itu memiliki emas satu lembah, niscaya 
ingin memiliki satu lembah lagi. Tidak ada yang dapat mengisi mulut (hawa 
nafsu) nya melainkan tanah (maut). Dan Allah menerima taubat siapa saja 
yang bertaubat kepada-Nya.” 

6. Merasa kurang dengan apa yang dimiliki dan iri pada apa yang dimiliki oleh 

orang lain yang lebih daripada miliknya (QS A<li ‘Imra>n/3: 14). 

َّوََّ َّمِّنََّالنِّّسَاۤءَِّّوَالْبَنِّيْنََّوَالْقَنَاطِّيْرَِّّالْمُقَنْطَرَةَِّّمِّنََّالذ هَبِّ َّالش هَوٰتِّ َّحُبُّ َّزيُِّّنََّلِّلن اسِّ ِِّ يْ ََ الْفِّض ةَِّّوَالْ
َّ َّالْمُسَو مَةَِّّوَالَْْنْ عَامِّ نْ يَاَّوَاللّٰهَُّوَٱلۡحَرۡثِِّۗ  (٤١)َّحُسْنَُّالْمَاٰبََِّّّعِّندَهَُّذٰلِّكََّمَتَاعَُّالْحَيٰوةَِّّالدُّ

Terjemahnya: 

                                                 

41Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  h. 240.  

42Abu> ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni@, 

Musnad al-Ima>m Ahmad bin H{anbal, Juz 21, h. 210. 
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Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis 
emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. 
Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang 
baik (surga).43 

7. Takut mati (HR Abu> Da>wud) 

ثَ نَاَّابْنَُّجَّ ثَ نَاَّبِّشْرَُّبْنَُّبَكْرٍَّحَد  َّحَد  يمََّالدِّمَشْقِّيُّ َّبْنَُّإِّبْ رَاهِّ ثَ نَاَّعَبْدَُّالر حْمَنِّ ثنَِّيَّأبَوَُّحَد  ابِّرٍَّحَد 
َّعَنَّْثَ وْباَنََّقَالََّقَالََّرَسُولَُّعََّ َّالس لََّمِّ َّوَسََّّاللّٰهَُّصَل ىََّّاللّٰهَِّّبْدِّ َّأَنَّْتَدَاعَىَّعَلَيْهِّ كَُّالْْمَُمُ ل مََّيوُِِّ

ِ َّوَمِّنَّْقِّل ةٍَّنَحْنَُّيَ وْمَئِّذٍَّقَالََّبََّ َّأنَْ تُمَّْيَ وْمَّعَلَيْكُمَّْكَمَاَّتَدَاعَىَّالَْْكَلَةَُّإِّلَىَّقَصْعَتِّهَاَّفَ قَالََّقَائِّ ئِّذٍََِّّْ
َّ َّوَلَيَ ن ْزَعَن  ِِّ يْ َّوَلَكِّن كُمَّْغُثاَء َّكَغثُاَءَِّّالس  هَُّكَثِّير  َّمِّنَّْصُدُورَِّّعَََّّاللّٰ نْكُمَّْوَلَيَ قْذِّفَن  َّلّٰهَُّالدُوِّكُمَّْالْمَهَابةَََّمِّ

ِ َّياََّرَسُولََّ َّالدََُّّّاللّٰهَِّّفِّيَّقُ لُوبِّكُمَّْالْوَهْنََّفَ قَالََّقَائِّ يَةَُّالْمَوْتَِّّوَمَاَّالْوَهْنَُّقَالََّحُبُّ  ١١.نْ يَاَّوكََرَاهِّ
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Rah}man bin Ibra>hi@m bin al-
Dimasyqi@ berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Bakr 
berkata, telah menceritakan kepada kami Ibn Ja>bir berkata, telah 
menceritakan kepadaku Abu ‘Abd al-Sala>m dari Ṡauba>n ia berkata, 
Rasulullah saw. bersabda: “Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan 
kalian (umat Islam), layaknya memperebutkan makanan yang berada di 
mangkuk”. Seorang laki-laki berkata, “Apakah kami waktu itu berjumlah 
sedikit?”. Beliau menjawab: “Bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat 
banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan 
mencabut rasa takut kepada kalian, dan akan menanamkan ke dalam hati 
kalian al-wahn.” Seseorang lalu berkata, “Wahai Rasulullah, apa itu al-
wahn?”, beliau menjawab: “Cinta dunia dan takut mati.” 

Jadi, terdapat banyak ciri-ciri dari orang yang telah terjatuh dalam sikap 

h}ubb al-dunya>,  diantaranya adalah Pertama, hasrat manusia dalam mengejar-

ngejar uruasan duniawi; Kedua, menuntut dunia dengan melakukan amalan akhirat; 

Ketiga, bermewah-mewahan dalam hal pakaian, makanan dan minuman; Keempat, 

mencintai harta, pangkat, kemuliaan dan kemasyhuran; Kelima, bermalas-malasan 

dan lalai dalam beribadah; Keenam, suka menunda-nunda taubat; Ketujuh, tujuan 

hidupnya adalah kesenangan dunia; Kedelapan, berani mengorbankan agama dan 

                                                 

43Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  h. 240. 

44Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi@r bin Syada>d bin 

‘Amru al-Azadi@ al-Sijista>ni@,  Sunan Abi@ Da>wud, Juz 4 (t.c.; Beirut: Al-Maktabah al-

‘As}riyyah, t.t.), h. 111. 
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keimanan demi kenikmatan dunia; Kesembilan, suka menumpuk harta dan enggan 

memberi sedekah; Kesepuluh, merasa kurang dengan apa yang dimiliki dan iri pada 

apa yang dimiliki oleh orang lain yang lebih daripada miliknya; dan Kesebelas, 

takut mati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

BAB III 

ANALISIS TEKSTUAL TERHADAP QS HU<D/11: 15-16 

A.  Ayat dan Terjemah QS Hu>d/11: 15-16  

نْ يَا وَزيِنَ تَ هَا نُ وَفِ  إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لََ يُ بْخَسُونَ  كَ الَّذِيْنَ  (٥١)مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْحَيَاةَ الدُّ ىِٕ
ٰۤ
اوُل 

 (٥١) يَ عْمَلُوْنَ وَحَبِطَ مَا صَنَ عُوْا فِي ْهَا وَب طِلٌ مَّا كَانُ وْا  لَيْسَ لَهُمْ فِى الَْ خِرَةِ اِلََّ النَّارُ 
Terjemahnya: 

Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami 
berikan (balasan)  penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) 
dan mereka di dunia tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak 
memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa 
yang yang telah mereka usahakan (di dunia) dan terhapuslah apa yang telah 
mereka kerjakan.1 

B. Makna Mufradat 

1. Yuri@du (يريد) 
Kata ini berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf ra>’ (ر), wa>u (و), 

dan da>l (د) yang pada dasarnya menunjukkan makna maji@un wa z\iha>bun min 

int}ila>qi fi@ jihatin wa>h}idatin (مجيءوذهاب من انطلاق في جهة واحدة) artinya 

kedatangan dan kepergian karena sautu keperluan yang mendesak. Maka 

dikatakanlah ra>wadtuhu ‘ala> an yaf‘ala kaz\a> (راودته علي ان يفعل كذا), hal ini 

sama jika dikatakan aradtuhu ‘ala> fi‘lihi (أردته على فعله) artinya saya ingin 

mengejakannya. Di dalam kalimat lain dikatakan pula ba‘as\na> ra>idan ( بعثنا
 artinya melihat  (ينظر و يطلب)  yang menunjukkan arti yanz}uru wa yat}lubu (رائدا

dan menuntut akan hal tersebut.2 

Adapun menurut Ahmad Mukhta>r, timbangan kata ini yaitu ara>da – 

yuri@du – ira>datan ( إرادة-يريد  –أراد  ). Kalimat ara>da al-syai‘ (أراد الشيء) 
                                                 

1Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Cet. II; Solo: PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2013), h. 240. 

2Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 2 (Beirut: Da>r 

al-Fikr, 1359 H/1979 M), h. 457. Lihat juga, Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di@n Ibn Manz}u>r, Lisa>n 

al-‘Arab, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Da>r al-S{a>dir, 1414 H), h.187. 
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menunjukkan makna ra>dahu (راده) artinya menginginkannya, tamanna>hu (تمناه) 
artinya mengharapkannya, t}alabahu (طلبه) artinya menuntutya, wa ah{abbuhu wa 

ragiba fi@hi (و أحبه و رغب فيه) artinya menyukainya dan senang akan hal tersebut.3 

Sedangkan Al-Ra>gib Al-As}faha>ni@ menjelaskan bahwa makna dari al-raudu 

 (التردد في طلب الشيء برفق) adalah al-araddadu fi t}albi al-syai’ bu rifqin (الرود)
artinya berulang kali menuntut sesuatu dengan cara yang halus atau ramah.4 

Di dalam al-Qur’an kata ini disebutkan sebanyak 147 kali dalam berbagai 

bentuk perubahan katanya. Kata ini dalam berbagai bentuk fi‘il ma>d}inya 

disebutkan sebanyak 48 kali. Adapun dalam bentuk fi‘il mud}a>ri‘ seperti dalam 

QS Hu>d/11: 15 yaitu sebanyak 41 kali dan dalam berbagai bentuk perubahan fi‘il 

mud}a>ri’nya sebanyak 99 kali.5  

2. Al-H{aya>h (الحياة) 

Kata ini berasal dari akar kata yang tersusun dari huruf ha>’ (ح), ya>’ (ي), 
dan huruf mu‘tal. Akar kata ini mempunyai dua makna dasar yaitu menunjukkan 

makna “kehidupan” yang merupakan lawan dari kata al-maut yang artinya 

kematian dan kedua menunjukkan makna rasa malu yang diungkapkan dengan 

bentuk h}a>ya>’ (حياء), sebagai lawan dari tebal muka yang diungkapkan dengan 

al-wiqa>h}ah.6 

Kedua arti bahasa tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan karena malu 

dengan hidup tidak dapat dipisahkan. Setiap yang merasa malu pasti hidup. Ayat-

                                                 

3Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu‘jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-

Ma’a>s}irah, Juz 2 (Cet. I; t,tp.: ‘A<lim al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 958. 

4Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n (Cet I; Damaskus-

Beirut: Da>r al-Qalam – Al-Da>r al-Sya>miyah, 1412 H), h. 371. 

5Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi@, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari@m (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 414-417. 

6Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 2, h. 122. 
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ayat yang menyebut kata haya>h dapat memberi keterangan bahwa al-Qur’an 

menggunakan kata itu untuk menggambarkan arti hidup sebagai antonim dari mati.7 

Di dalam al-Qur’an kata ini disebutkan sebanyak 76 kali dan tersebar di 

dalam beberapa surah, antara lain di dalam QS al-Baqarah/2: 85, 86, 96, 179, 204 

dan 212, kemudian dalam bentuk lain, kata ini disebutkan sebanyak 114 kali.8 

Semua ayat yang menyebut kata h}aya>h dengan arti hidup menunjukkan bahwa 

kehidupan di dunia ini bersifat sementara, sedangkan kehidupan di akhirat bersifat 

abadi dan juga tempat untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan manusia 

ketika hidup di dunia.9 

Al-Ra>gib al-As}faha>ni@ menerangkan bahwa kata h}aya>h di dalam al-

Qur’an digunakan untuk menggambarkan beberapa arti, diantaranya adalah potensi 

untuk tumbuh dan berkembang yang ada pada nabati dan hewani (QS al-

Anbiya>’/21: 30), potensi merasa seperti yang dimiliki hewan, sehingga hewan 

disebut juga h}ayawa>n  (QS Fa>t}ir/35: 22), potensi berfikir (QS al-An’a>m/6: 

122), ibarat hilangnya kegelapan dan timbulnya terang (QS al-Baqarah/2: 154), 

kehidupan di akhirat yang bersifat abadi (QS al-Anfa>l/8: 24) dan Sifat Allah, yaitu 

Allah Mahahidup dan tidak akan mati, lagi pemberi hidup (QS al-Baqarah/2: 

255).10 

3. Al-Dunya> (الدنيا) 

Kata ini mempunyai akar kata yang tersusun dari huruf da>l (د), nu>n (ن), 
dan huruf mu‘tal. Pada dasarnya kata yang terdiri dari ketiga huruf ini menunjukkan 

                                                 

7M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 1 (Cet. I; 

Jakarta: Lentera Hati), h. 306. 

8Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi@, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari@m, h. 285-286. 

9M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 1, h. 307. 

10Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 268-270. 
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satu makna dasar yaitu yuqa>su ba‘d}uhu ‘ala> ba‘d}in wa huwa al-muqa>rabatu 

 artinya mengukur satu sama lain .11 Pendapat yang sama juga (يقاس بعضه على بعض)

dijelaskan oleh Ibn Manz}u>r bahwa makna dasar dari kata dana> (دنا) yaitu 

qaruba (قرب) artinya dekat.12 

Kata dunya> juga merupakan bentuk muannas\ dari kata adna> (أدنى). 
Menurut Ibnu Fa>ris dan al-Qurt}ubi@, kata adna> adalah turunan dari kata dana> 

- yadnu> - dunuwwan/dana>watan yang berarti dekat, atau dari kata danu’a – 

yadnu’u yang juga berarti dekat. Dari kata dasar itu terbentuk kata antara lain: 

da>ni@ artinya yang dekat, dunya>’ artinya dunia/bumi karena bumi adalah 

tempat yang dekat dengan manusia dibandingkan dengan langit dan juga akhirat.13 

Kata adna> dan pecahannya di dalam al-Qur’an terulang sebanyak 133 kali 

dan kata adna sendiri terulang sebanyak 12 kali. Lalu pecahan kata ini dalam bentuk 

kata dunya> terulang sebanyak 115 kali.14 Kata adna>  digunakan di dalam al-

Qur’an dengan berbagai makna sesuai dengan konteksnya masing-masing pada:15 

a. QS al-Baqarah/2: 61, al-Zajjaj di dalam tafsir al-Qurtubi, adna> berarti “lebih 

sedikit nilainya”. Di dalam ayat ini, adna> digunakan berkaitan dengan 

jawaban Nabi Musa as. Kepada Bani Israil yang meminta agar makanan yang 

selalu mereka makan yang merupakan pemberian dari Allah, yaitu manna> dan 

salwa> diganti dengan sayur-mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan 

bawang merah. Musa menjawab, “maukah kamu mengambil yang lebih rendah 

nilainya sebagai pengganti lebih baik?”. 

                                                 

11Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 2, h. 303. 

12Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di@n Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 14, h. 271. 

13M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 1, h. 52-53. 

14Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi@, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari@m, h. 332-335. 

15M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid. 1, 53-54. 
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b. QS al-Baqarah/2: 282, berarti “lebih dekat” (kepada menghilangkan keraguan) 

dan digunakan berkaitan dengan perlunya pencatatan di dalam bertransaksi 

karena hal itu akan dijadikan bukti yang kuat jika dikemudian hari terjadi 

masalah. 

c. QS al-Nisa>’/4: 3, berarti “sekurang-kurangnya, yang digunakan berkaitan 

dengan jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi jika merasa tidak mampu 

berlaku adil kepada mereka, baik dari segi material maupun spiritual, maka 

seseorang menikahi satu saja atau menikahi hamba yang dimiliki agar tidak 

banyak tanggungan yang menyebabkan sulit berbuat adil. Demikian al-Syāfi’i 

dan Ibnu Kas\ir di dalam tafsirnya. Arti yang sama digunakan di dalam QS al-

Ahza>b/ 33: 51, yang digunakan berkaitan dengan nabi dan istrinya, beliau 

bebas menentukan untuk memilih salah satu dari mereka, khususnya yang 

pernah dipisah karena hal itu sekurang-kurangnya dapat memberikan ketetapan 

hati, tidak sedih, dan kerelaan mereka. 

d. QS al-A’ra>f/7: 169, berarti “kesenangan dunia”. Digunakan berkaitan dengan 

suatu kaum yang jahat lagi rakus terhadap kesenangan dunia, padahal, mereka 

itu mewarisi kitab Taurat. 

e. QS al-Ru>m/30: 3, disebutkan adna> al-ard yang berarti “daerah yang lebih 

dekat”. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud ayat ini, ada yang 

menafsirkan kalimat tersebut dengan daerah Syam. Menurut Mujahid, yang 

dimaksud adalah al-Jazirah, suatu daerah di antara Irak dan Syam. Ikrimah 

berpendapat, Azra’at, suatu daerah di antara Syam dan negara Arab. Ibnu 

Atiyah menyimpulkan bahwa jika yang dimaksud adalah Azra’at maka daerah 

ini lebih dekat ke Mekah, jika disebut al-Jazirah, itu lebih dekat kepada Kisra, 

daerah Persia, dan jika yang dimaksud adalah Yordania, ia lebih dekat kepada 

Romawi. Ayat ini berkaitan denga kerajaan Romawi yang akan mendapat 
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kekalahan pada suatu daerah yang disebut adna> al-ard dan setelah itu mereka 

juga akan memperoleh kemenangan dikemudian hari. 

f. QS al-Sajadah/32: 21, disebutkan al-‘azab al-adna> yang berarti siksa yang 

dekat/kecil/tidak lama lagi. Para ulama juga bervariasi di dalam memberikan 

tafsiran adna> ayat ini. Menurut Jalalain, yang dimaksud adalah pembunuhan, 

penawanan, paceklik, dan penyakit. Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang 

dimaksud adalah semua bentuk cobaan yang ditimpakan Allah kepada manusia 

di dunia dan juga berarti hukuman di dalam setiap pelanggaran hudud. Mujahid 

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah siksa kubur. Ibnu Mas’ud 

berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pembunuhan dengan pedang pada 

perang Badr, demikian juga di dalam riwayat Bukhari, Muslim, dan Malik. Ayat 

ini berkaitan dengan peringatan Allah kepada orang-orang fasik bahwa mereka 

akan mendapat siksaan yang dekat (di dunia) agar mereka dapat sadar sebelum 

datangnya siksaan yang lebih besar di akhirat. 

g. QS al-Ahza>b/33: 59, diartikan dengan “lebih mudah”, digunakan berkaitan 

dengan keharusan jilbab bagi wanita Muslim karena hal itu akan lebih mudah 

dikenal sebagai pakaian orang baik-baik. 

h. QS al-Najm/53: 9 dan QS al-Rahma>n/55: 54, diartikan dengan “lebih dekat”. 

Yang pertama berkaitan dengan malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada 

Nabi Muhammad di dalam posisi yang lebih dekat kepadanya dan yang kedua 

berkaitan dengan buah di surga yang mudah dipetik karena sangat dekat. 

i. QS al-Muja>dilah/58: 7, diartikan “kurang/sedikit”, digunakan berkaitan 

dengan orang yang mengadakan perundingan rahasia, dan Allah selalu 

menyertai mereka. Jika jumlahnya tiga orang, Allah yang keempatnya dan jika 

lima orang maka Allah yang keenamnya. Kurang atau lebih dari jumlah itu 

Allah selalu beserta mereka di mana pun berada. Di dalam QS al-Muzammil/73: 
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20, juga diartikan sama, yaitu berkaitan dengan kebiasaan Nabi saw. melakukan 

salat malam pada saat-saat kurang dari dua pertiga malam. 

Meskipun digunakan dengan arti yang berbeda, arti-arti itu tidak terlepas 

makna denotative kata adna>  itu sendiri, yaitu “dekat”. Kata itu tidak hanya 

berlaku untuk menyatakan keadaan tempat/jarak, seperti pada QS al-Najm/53: 9, 

QS al-Rahma>n/55: 54, QS al-Ru>m/30: 3, tetapi juga dapat digunakann berkaitan 

dengan jumlah (sebagai jumlah minimal) seperti di dalam QS al-Muja>dilah/58: 7, 

QS al-Muzammil/73: 20, dan QS al-Nisa>/4: 3, keadaan (yang mendekati) seperti 

pada QS al-Baqarah/2: 282 dan QSal-Ahza>b/33: 59, nilai seperti di dalam QS al-

Baqarah/2: 61, dan waktu (yang tidak lama lagi) seperti pada QS al-Sajadah/32: 21. 

Bahkan, digunakan sebagai bentuk metaforis, yaitu kehidupan dunia, seperti pada 

QS al-A’ra>f/7: 169.   

Adapun menurut al-Ra>qib al-As}faha>ni@, kata al-dunu>w (الدنو) artinya 

dekat, baik dalam bentuk fisik ataupun secara sifat. Kata ini dapat digunakan untuk 

mengungkapkan tempat, waktu dan kedudukan. Sebagaiman firman Allah swt. 

pada QS al-An‘a>m/6: 99 dan QS al-Najm/53:8. Terkadang pula kata al-adna> 

 diartikan untuk sesuatu yang lebih kecil yang lawannya adalah sesuatu yang (الأدنى)

lebih besar sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Muja>dilah/58: 7. Dan 

terkadang pula diartikan untuk sesuatu yang hina maka lawannya adalah sesuatu 

yang baik seperti pada QS al-Baqarah/2: 61. Dan terkadang pula diartikan untuk 

sesuatu yang pertama, maka lawannya adalah sesuatu yang kedua atau terakhir, 

contohnya dalam QS al-H}ajj/22: 11. Terkadang pula kata ini diartikan untuk 

sesuatu yang dekat maka lawannya adalah sesuatu yang jauh, contohnya dalam QS 

al-Anfa>l/8: 42.16 

                                                 

16Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 318-320. 
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4. Zi@nataha> (زينتها) 
Akar kata yang terdiri dari huruf zai’ (ز), ya>’ (ي) dan nu>n (ن) pada 

dasarnya menunjukkan makna keindahan sesuatu dan memperindahnya, sehingga 

kata al-zainu ( ُالزَّيْن) merupakan lawan dari kata al-syainu ( ُالشَّيْن) yang berarti cacat, 

noda atau aib.17 Dikatakan pula zayyana (  زَيَّن) yang semakna dengan zakhrafa 

 yang berarti berhias.18 Di (تَ زَيَّنَ ) yang artinya memperindah dan tazayyana (زَ خْرَفَ )

dalam al-Qur’an, kata zi@nah disebutkan sebanyak 11 kali. Adapun dalam segala 

bentuk perubahan katanya, kata ini disebutkan sebanyak 45 kali di dalam al-

Qur’an.19 

Al-Ra>gib al-As}faha>ni@ menjelaskan bahwa arti kata al-zi@nah yang 

sesungguhnya adalah keadaan seorang manusia yang tidak ternodai baik di dunia 

maupun di akhirat. Kemudian kata ini secara umum diartikan dengan makna 

perhiasan yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu perhiasan jiwa seperti ilmu, perhiasan 

diri seperti kekuatan dan postur tubuh yang tinggi, dan yang ketiga adalah perhiasan 

dari luar seperti harta atau kedudukan. Kata ini juga dimaksudkan untuk perhiasan 

atau keindahan yang terlihat dan nampak oleh semua orang dan juga keindahan 

yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang berilmu yaitu berupa keindahan 

akan rahasia dan hikmah dari hukum-hukum Allah swt. seperti dalam QS al-

Mulk/67: 5, QS al-S{affa>t/37:6, dan QS al-H{ijr/15:6. Sesuatu juga dijadikan 

indah oleh Allah bisa dalam bentuk penciptaan dan pengadaannya, begitu juga 

dijadikan indah sesuatu oleh manusia dengan memperindah perbuatan dan 

                                                 

17Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 3, h. 41. Lihat 

juga Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di@n Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 13, h. 201. 

18Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu‘jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-

Ma‘a>s}irah, Juz 2, h. 1017. 

19Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi@, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari@m, h. 426-427. 
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ucapannya itu biasa dengan memuji dan menyebutnya dengan maksud 

meninggikannya.20 

5. Nuwaffi (  نوف) 

Kata ini mempunyai akar kata yang terdiri dari huruf wa>u (و), fa>’ (ف), 
dan huruf mu‘tal yang pada dasarnya menunjukkan makna ikma>lun wa ima>mun 

 ’<artinya keutuhan dan kesempurnaan. Seperti ungkapan al-wafa (إكمال و إتمام)

إتمام العهد و إكمال ) yang bermakna itma>mu al-‘ahdi wa ikma>li al-syart}i (الوفاء)
 artinya sempurnanya perjanjian dan terpenuhinya syarat.21 (الشرط

Adapun timbangan kata kerja dari kata ini yaitu, waffa> - yuwaffi@ - waffi 

– taufiyatan ( توفية   -فِ  و  -يوف ى  –وف ى  ). Menurut Ahmad Mukhta>r, kata ini 

mempunyai dua makna, pertama adalah a‘t}ahu iyya>hu ta>mman (اعطاه إي اه تامًّا) 
artinya memberikan kepadanya dengan sempurnanya dan kedua bermakna jaz>ahu 

 yang artinya memberikannya balasan.22 Di dalam al-Qur’an, kata ini dalam (جزاه)

bentuk nuwaffi hanya disebutkan sebanyak satu kali yaitu pada QS Hu>d/11: 15, 

sedangkan dalam berbagai bentuk perubahan katanya sebanyak 66 kali.23  

Kata al-wa>fi@ artinya adalah yang telah sampai pada sempurna.  Orang 

Arab mengungkapkan dirhamun wa>fin artinya dirham yang lengkap (cukup). 

Dalam ungkapan lain kailun wa>fin artinya timbangan yang sesuai. Selain berarti 

menyempurnakan, kata ini juga diartikan menunaikan.24 

  

                                                 

20Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 388-389. 

21Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 6, h. 129. 

22Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu‘jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-

Ma‘a>s}irah, Juz 3, h. 2476. 

23Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi@, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari@m, h. 923-924. 

24Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 878. 
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6. Yubkhasu>n (يبخسون) 

Kata ini berasal dari akar kata yang tersusun dari huruf kha>’ (خ), ba>’ (ب) 

dan si@n (س) yang mempunyai satu makna dasar yaitu al-naqs}u (النقص) artinya 

kekurangan. Hal ini dapat dilihat dalam QS Yu>suf/12: 20, yaitu pada lafaz wa 

syarauhu bi s\amanin bakhsin ( ٍوَشَرَوهُ بثَِمَنٍ بَخْس). Pada ayat ini maksud dari kata 

bakhsin (  بخس) adalah naqs}in ( صنَ قْ  ). Berangkat dari makna dasar ini pula sehingga 

dikatakan bakhkhasa tabkhi@san (تبخِيس ا بخ س) jika seseorang mempunyai 

kekurangan atau kecacatan pada mata atau jarinya.25 

Ibnu Manz}u>r juga memaknai kata ini dengan al-naqs}u yang berarti 

kekurangan. Ia kemudian mengutip perkataan Abu> al-‘Abba>s bahwasanya 

ba>khisun juga bisa bermakna z}a>limun (ظالم).26 Ahmad Mukhta>r dalam 

mu‘jamnya juga menjelaskan bahwa kata ini pada dasarnya menunjukkan makna 

al-naqs}u. Dalam contoh kalimat ia menyebutkan bahwa kalimat “bakhasa al-

rajulu al-kaila wa mi@za>n”  (بخس الرجل الكيل و الميزان), maksudnya adalah 

naqas}ahu ( ُنَ قَصَه) yang berarti menguranginya.27 

Di dalam al-Qur’an kata disebutkan sebanyak 7 kali dalam berbagai bentuk 

perubahan katanya. Penjabarannya yaitu dalam fi‘il mud}a>ri‘ 5 kali: 1) dengan 

lafaz tabkhasu> (تبخسوا) disebutkan 3 kali, tepatanya pada QS al-A‘ra>f/7:85, QS 

Hu>d/11: 85 dan QS al-Syu‘ara>’/26: 183; 2) dengan lafaz yabkhas (يبخس) satu 

kali pada QS al-Baqarah/2: 282; dan 3) dengan lafaz yubkhasu>na (يبُخسون) satu 

                                                 

25Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 1, h. 205. 

26Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di@n Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 6, h. 24-25. 

27Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu‘jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-

Ma‘a>s}irah, Juz 1, h. 165-166. 
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kali pada QS Hu>d/11: 15. Adapun dalam bentuk ism mas}dar sebanyak 2 kali, 

yaitu pada QS al-Jinn/72: 13 dan QS al-Kahf/18: 6.28 

Adapun menurut al-Ra>gib al-As}faha>ni@, kata al-bakhsu artinya merugi 

atau mengurangi sesuatu secara zhalim, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS 

al-A‘ra>f/7: 85 dan QS Hu>d/11: 15. Selain itu, kata ini juga berarti mengurangi 

takaran timbangan, contohnya dalam QS Yu>suf/12: 20. Sebagian juga 

mengartikannya dengan arti harga yang kurang.29 

7. Al-A<khirah ( خرةالآ ) 

Kata ini berasal dari akar kata yang tersusun dari huruf hamzah (أ), kha>’ 

 yang mempunyai satu makna dasar yaitu ilaihi tarji‘u furu>‘uhu ,(ر) ’<dan ra ,(خ)

 artinya kepadanyalah kembali bagian-bagiannya. Kata ini juga (إليه ترجع فروعه)

merupakan antonim dari kata al-taqaddamu (التقد م),berdasarkan qiya>s yang 

diambil dari pendapat al-Khali@l yang mengatakan bahwa “al-a>khiru naqi@d}u 

al-mutaqaqqimi” (الآخر نقيض المتقد م) artinya “yang akhir adalah kebalikan dari 

yang lebih dahulu”.30 

Kata a>khirah (آخرة) merupakan bentuk mufrad muannas\ atau tunggal dan 

bentuk jamaknya adalah awa>khir (أواخر). Mnurut Ahmad Mukhta>r dalam 

mu’jamnya, kata ini bermakna al-a>jilah (الآجلة)artinya penangguhan atau 

penundaan dan juga bermakan da>ru al-baqa>’ ba‘da al-maut (دار البقاء بعد الموت) 

artinya tempat yang kekal setelah kematian.31\ 

                                                 

28Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi@, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari@m, h. 146. 

29Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 110. 

30Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 1, h. 70. 

31Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu‘jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-

Ma‘a>s}irah, Juz 1, h. 71. 
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Di dalam al-Qur’an, kata ini disebutkan sebanyak 250 kali dalam berbagai 

bentuk perubahan katanya. Adapun dalam bentuk lafaz a>khirah disebutkan 

sebanyak 115 kali. Jumlah ini sama dengan jumlah penyebutan lawan katanya yaitu 

al-dunya> yang juga disebutkan sebanyak 115 kali.32  

Kata al-a>khirah ini selalu disebut secara tersendiri, selain dihubungkan 

dengan kata da>r atau nasy’ah. Selain kata a>khirah al-Qur’an juga menggunakan 

al-yaum al-a>khirah untuk menunjuk pengertian yang sama, dan ini terulang 

sebanyak 26 kali. Asal kata a>khirah adalah al-a>khir yan berarti lawan dari al-

awwal atau yang terdahulu. Kata itu juga berarti ujung dari sesuatu, seperti dalam 

QS Yu>nus/10: 10, yang biasanya menunjukkan pada jangka waktu seperti dalam 

QS al-Hadi@d/57: 3. Selain itu, kata a>khirah juga ditemukan di dalam 

perbendaharaan bahasa Indonesia dengan pengertian yang lebih kurang sama.33 

Adapun menurut al-Ra>gib al-Asfaha>ni, kata a>khir adalah lawan dari 

kata al-awwal yang artinya pertama. Sedangkan kata al-a>khar merupakan lawan 

dari kata al-wa>h}idu yang artinya satu. Adapun kata al-a>khirah digunakan untuk 

mengungkapkan arti kebangkitan yang kedua. Sebagaimana kata al-dunya> 

digunakan untuk mengungkapkan kebangkitan yang pertama, seperti pada QS al-

‘Ankabu>t/29: 64.34 

 Penggunaan kata a>khirah di dalam al-Qur’an menunjuk pada pengertian 

alam yang akan terjadi setelah berakhirnya alam dunia. Dengan kata lain, kata 

a>khirah merupakan antonim dari kata dunia (misalnya dalam QS al-Baqarah/2: 

201 dan QS A<li-‘Imra>n/3: 152. Sejalan dengan pengertian asli kata a>khirah, 

                                                 

32Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi@, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari@m, h. 26-30. 

33M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 1, h. 71-73. 

34Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 68-69. 
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yang merupakan lawan dari yang awal, al-Qur’an juga menggunakan kata al-

u>la>/ yang pertama untuk menunjuk pengertian dunia di dalam QS al-Najm/53: 

25, QS al-Lail/92: 13 dan QS al-Duha>/93: 4.35 

8. Al-Na>r  (النار) 

Kata ini berasal dari akar kata yang tersusun dari huruf nu>n (ن), wa>w (و), 

dan ra>’ (ر) yang mempunyai satu makna dasar yaitu menunjukkan makna 

id}a>atun wa id}t}ra>bun wa qillati s\aba>tin (إضاءة و اضطراب و قل ة ثبات) artinya 

menunjukkan makna bersinar atau bercahaya, pergolakan/bergejolak dan 

ketidaktetapan. Berdasarkan makna dasar inilah kemudian orang menyebut api 

dengan al-na>r (النار) dan cahaya dengan al-nu>r (النور), karena keduanya 

memancarkan sinar dan juga penyebaran cahayanya cepat.36 

Al-Ragi@b al-Asfaha>ni mengatakan bahwa kata al-na>r dipakai untuk 

menunjukkan “rasa panas”, baik panasnya perasaan, panas api atau panas 

(berkecamuknya) perang. Ia juga mengatakan bahwa pada dasarnya kata al-na>r  

dan al-nu>r itu adalah satu, hanya saja dibedakan masa pemakaiannya. Kata al-

na>r dipergunakan untuk kenikmatan di dunia sedangkan kata al-nu>r dipakai 

untuk kenikmatan akhirat. Dinamakan al-na>r atau al-nu>r, karena gerak dan 

penyebaran cahayanya sangat cepat.37 

Jika dilihat dari penggunaan katanya, al-na>r selain berarti “cahaya” atau 

“api” juga mempunyai makna lain yaitu:  al-ra’yu yang berarti pendapat. Abu al-

Abba>s bertanya kepada Ibnu ‘Arabi tentang ucapannya, la> tastadhi@u> bi nu>r 

al-musyriki@n yang artinya jangan mengambil pendapat orang-orang musyrik. 

                                                 

35M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 1, h. 71-73. 

36Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 5, h. 368. 

37Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 828-829. 
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Ibnu al-‘Arabi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-na>r di atas adalah 

al-ra’yu. Di samping makna di atas, kata al-na>r juga punya makna jahannam yang 

berarti neraka. Untuk makna sinar atau cahaya kata al-na>r jarang dipakai. Bahkan 

Fakhru al-Ra>zi masih membedakan antara al-na>r dengan ni@ra>n, karena 

menurutnya al-na>r  tidak akan membakar kecuali manusia dan batu, sedangkan 

menurut Muhammad ‘Abduh, al-na>r adalah tempat azab akhirat yang sudah 

diyakini adanya, tetapi tidak dibahas hakikat dari al-na>r itu sendiri dan tidak pula 

diserupakan dengan api yang ada di dunia. Makna yang dikemukakan oleh kedua 

Mufassir di atas merupakan makna kata ini yang terdapat di dalam al-Qur’an.38 

Kata al-na>r di dalam al-Qur’an hanya mengandung dua pengertian:39 

1. Api, hal ini dapat dipahami berdasarkan firman-Nya dalam QS al-

Baqarah/2: 174: 

كُلُونَ فِي بطُوُنِهِمۡ إِلََّ ٱلنَّارَ . . .
ۡ
 (٥٧١) . . . أوُْلَ َٰٓئِكَ مَا يأَ

Terjamahnya: 

. . . Mereka itu tidak memakan/menelan ke dalam perutnya melainkan api. . . . 

Melihat kepada sebab turun ayat, maka api yang dimaksud di atas adalah 

api yang berkaitan dengan akhirat, sedangkan api yang digunakan manusia di 

dunia dapat dibakar oleh kaumnya, ayat tersebut Qulna> ya> na>ru ku>ni@ 

bardan wa sala>man ‘ala> Ibra>hi@m = Kami berfirman: Hai api dinginlah 

dan jadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Ayat tersebut menunjukkan bahwa api 

yang dimaksud adalah api biasa yang dipergunakan oleh manusia untuk 

membakar sesuatu. 

                                                 

38M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 2, h. 709. 

39M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 2, h. 709. 
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2. Neraka, hal ini dapat dipahami antara lain berdasarkan firman-Nya dalam 

QS al-Baqarah/2: 39: 

لِدُوْنَ وَالَّذِيْنَ   بُ النَّارِ ۚ هُمْ فِي ْهَا خ  كَ اَصْح  ىِٕ
ٰۤ
بُ وْا باِ ي تِنَآَٰ اوُل   (٩٣)  كَفَرُوْا وكََذَّ

Terjemahnya: 

Dan orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, 
mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.40 

Adapun menurut al-Ra>gib al-As}faha>ni@, sebagian berpendapat bahwa 

antara kata al-na>r dan kata al-nu>r mempunyai asal yang sama. Hanya saja kata 

al-na>r diperuntukkan penggunaanya bagi mereka di dunia, sedangkan kata al-

nu>r diperuntukkan penggunaanya di akhirat. Adapun kata al-mana>rah artinya 

adalah tempat cahaya atau juga tempat api. Seperti menara untuk menyimpan obor, 

atau menara yang digunakan untuk mengumandangkan azan.41 

Di dalam al-Qur’an kata al-na>r ini disebutkan sebanyak 162 kali dalam 

bentuk ma‘rifah dan 19 kali dalam bentuk naki@rah. Adapun dalam segala bentuk 

perubahan katanya, kata ini disebutkan sebanyak 194 kali. 42 

9. H{abit}a (حبط) 

Kata ini berasal dari akar kata yang tersusun dari huruf h}a>’ (ح), ba>’ 

 yang mempunyai satu makna dasar yaitu menunujukkan makna (ط)  ’<{dan ta ,(ب)

but}la>nun au alamun ( ٌبطلان أو ألم) yang artinya pembatalan. Seperti dikatakan 

dalam kalimat “ah}bat}allahu ‘amala al-ka>firi” (أحبط الله عمل الكافر), maksud 

dari kata ah}bat}allahu pada kalimat ini adalah abt}alahu (أبطله) artinya 

membatalkannya.43 

                                                 

40M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 2, h. 709-711. 

41Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 828-829. 

42Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi@, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari@m, h. 893-895. 

43Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 2, h. 129. 
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Adapun timbangan kata kerja dari kata ini ada dua yaitu h}abat}a – 

yah}bit}u – h}abt}an wa h}ubu>t}an ( حَبْط ا وَ حُبُ وْط ا –يَحْبِطُ  –حَبَطَ  ) dan h{abit}a – 

yah}bat}u – h}abat}an ( حَبَط ا -يَحْبَطُ  – حَبٍطَ  ). Menurut Ahmad Mukhta>r, jika 

menggunakan bentuk timbangan yang pertama yaitu h}abat}a ‘amaluhu atau 

h}abat}a sa‘yuhu ( ُُحبَطَ عَمَله) maknanya adalah bat}ala wa lam yuh}aqqiq 

s\amratahu (بطل و لم يحقق ثمرته), artinya amal itu batal dan tidak tercapai tujuannya. 

Jika menggunakan bentuk yang kedua, yaitu h}abit}a ‘amaluhu (حَبِطَ العمل), 

maksudnya adalah fasada dan bat}ala wa z\ahaba sudan (فسد, بطل و ذهب سد ى) 
artinya amal itu rusak, batal dan bahkan sia-sia.44 

Adapun menurut al-Ra>gib al-As}faha>ni@, pengertian dari kata habat}a 

yaitu rusak atau terhapusnya amal, sebagaiman firman Allah swt. dalam QS al-

Ma>idah/5: 53, QS al- al-An‘a>m/6: 88, QS al- Muh}ammad/47: 32, QS al-

Zumar/39: 65, dan QS al-Ahza>b/33: 19. Rusak atau terhapusnya amal ada tiga 

macam, yaitu: 1) amala yang dilakukan adalah amal-amal duniawi sehingga ia tidak 

akan memberikan manfaat sama sekali pada hari kiamat, sebagaimana firman-Nya 

dalam QS al-Furqa>n/25: 23; 2) amal yang dilakukan merupakan amalan akhirat, 

akan tetapi tujuan dari pelakunya bukanlah mencari ridha Allah swt.; 3) amal yang 

dilakukan merupakan amal shalih, akan tetapi selain melakukan amalan tersebut, ia 

juga melakukan amalan buruk yang sebanding dengan amal shalihnya.45   

Di dalam al-Qur’an kata ini disebutkan sebanyak 16 kali dalam beberapa 

bentuk perubahan katanya, diantaranya adalah dalam bentuk fi‘l ma>d{i@  

sebanyak 9 kali dengan 2 bentuk kata yaitu h}abita dan h}abit}at. Adapun yang 

                                                 

44Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu‘jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-

Ma‘a>s}irah, Juz 1, h. 437. 

45Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 216. 
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kedua adalah dalam bentuk fi‘l mud}a>ri‘ sebanyak 7 kali yaitu dengan kata 

tah}bat}a, layah}bat}anna, fa ah}bat}a, dan sayuh}bit{u.46 

10. S{ana‘u> (صنعوا) 

Kata ini berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf s}a>d (ص), nu>n (ن), 

dan ‘ain (ع) yang pada dasarnya menunjukkan satu makna dasar, yaitu ‘amalu al-

syai’ s}un‘an (عمل الشيء صنعا) artinya membuat atau menjadikan seuatu.47 

Pengertian yang tidak jauh berbeda juga disebutkan oleh Ahmad Mukhta>r, yaitu 

kalimat s}ana‘a al-syai’ maksudya ‘amalahu wa ansyaahu (عمله و أنشأه) yang 

artinya mengerjakan dan membuatnya.48 

Kata s}ana‘a dan kata lain yang seasal dengan kata itu di dalam al-Qur’an 

disebutkan sebanyak 20 kali, tersebar di dalam 14 surah.49 Secara umum arti kata 

ini sama dengan kata ‘amal (عمل) dan fi’il (فعل). Akan tetapi, ketiga kata itu berbeda 

penekanannya. Kata s}un‘un penekanannya pada sikap yang telah mengakar di 

dalam jiwa, atau tabiat yang sudah melekat dan tidak mungkin berubah lagi (ملكة), 

atau sifat yang tertanam di dalam (راسخة), arti kata itu lebih khusus daripada kata 

‘amal dan fi’il. Kata ‘amal penekanannya pada perbuatan yang didasari 

kesengajaan atau niat (قصد). Adapun kata fi‘l menekankan perbuatan secara umum, 

baik yang bersifat membuat bagus perbuatan maupun tidak, baik yang bersifat 

sengaja maupun tidak.50 

                                                 

46Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi@, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari@m, h. 245. 

47Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 3, h. 313. 

48Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu‘jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-

Ma‘a>s}irah, Juz 2, h. 1322. 

49Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi@, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari@m, h. 527-527. 

50M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 3, h. 909. 
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 Menurut al-Ra>gib, kata al-s}un‘u artinya melakukan suatu pekerjaan 

dengan baik. Sehingga setiap s}un‘un adalah fi‘lun, akan tetapi tidak semua fi‘lun 

adalah s}un‘un. Kata ini juga tidak dapat digunakan pada hewan dan benda mati, 

tidak seperti kata al-fi‘lu yang dapat disandarkan pada keduanya. Kemudian karena 

adanya makna melakukan suatu perbuatan dengan baik, maka seorang laki-laki 

yang cakap dan terampil dikatakan sebagai s}an‘un, sedangkan untuk perempuan 

disebut s}ana>‘un. Adapun kata al-s}ani@‘ah  artinya kebaikan yang dilakukan 

secara susah payah dan tempat-tempat mulia disebut dengan mas}a>ni‘un. 51 

Di dalam QS Hu>d/11: 37 dan 38 dikemukakan bahwa kata  is}na‘ dan 

yas}na‘ menunjukkan bahwa sifat kafir umat Nuh sudah begitu mengakar sehingga 

mereka tidak mungkin berubah menjadi beriman. Hal ini diketahui dengan 

perantaraan akal (QS Hu>d/11: 36). Selain itu, kata ini digunakan bukan dengan 

makna penciptaan dari tiada menjadi ada, tetapi dengan arti menyusun bentuk yang 

baru dari beberapa bahan atau materi yang sudah ada sebelumnya. Contohnya dapat 

dilihat pada ungkapan (اصنع الفلك) dan (يصنع الفلك)  di dalam QS Hu>d/11: 37 dan 

8 di atas. Kedua ungkapan itu adalah perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk 

membuat perahu. Pembuatan perahu tentu menggunakan beberapa bahan berlainan 

yang sudah ada sebelumnya dan tidak mungkin dibuat dari satu jenis bahan saja. 

Begitu pula firman Allah di dalam QS al-Syu’ara>’/26: 129. Ayat ini menjelaskan 

perilaku kaum ‘Ad membuat benteng-benteng agar mereka kekal hidup di dunia. 

Pembuatan benteng juga memerlukan bermacam-macam bahan dan tidak bisa 

dibuat dari satu jenis bahan saja.52 

 Adapun kata s}un‘ulla>h di dalam QS al-Naml/27: 88, itu merupakan 

isyarat bahwa aturan yang dirancang Allah adalah perbuatan yang dipandang sangat 

                                                 

51Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 493. 

52M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 3, h. 909-910. 
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sentral dan tidak akan berubah dan diubah. Jika dihubungkan dengan konteks ayat, 

itu berarti bahwa berjalannya gunung-gunung sebagaimana jalannya awan 

merupakan suatu ketentuan Allah yang tidak akan berubah dan diubah. Justru itu, 

di dalam beberapa tafsir kata s}un‘ulla>h sebagaimana juga wa‘dalla>h dan 

s}ibgatalla>h adalah mas}dar yang berfungsi sebagai penguat (al-mu’akkidah) atas 

informasi sebelumnya.53 

11. Ba>t}ilun (باطل) 

Kata ini berasal dari akar kata yang tersusun dari huruf ba>’ (ب), t}a>’ 

 Pada dasarnya kata ini menunjukkan satu makna dasar yaitu .(ل) dan la>m ,(ط)

z\aha>bu al-syai’ wa qillatu muks\ihi wa lubs\ihi (ذهاب الشيء و قلة مكثه و لبثه) 

yang artinya kepergian sesuatu dan dan sifatnya tidak menetap.54 Kata ba>t}ilun 

sendiri merupakan bentuk ism fa>‘il  (palaku) dari kata kerja bat}ala (بطل) dan ia 

merupakan bentuk tunggal dan jamaknya adalah aba>t}ilu, but}ulu dan 

bawa>t}ilu.55  

Adapun menurut al-Ra>gib, kata ini merupakan kebalikan dari kata al-

h}aqqu  (kebenaran) yaitu tidak adanya ketetapan dalam menentukan seperti dalam 

QS Luqma>n/31: 20. Terkadang pula, kata ini juga digunakan dalam perkataan dan 

perbuatan. Selain itu, orang yang terbebas dari manfaat dunia dan akhirat disebut 

juga dengan baṭṭala yang artinya mempunyai jiwa kepahlawanan. Orang yang 

mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan yang bisa mengantarkannya 

                                                 

53M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 3, h. 910. 

54Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 1, h. 258. 

55Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu‘jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-

Ma‘a>s}irah, Juz 1, h. 218. 
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pada kematian (patriotisme) juga disebut dengan bat}t}a>lun, karena seolah ia telah 

mengorbankan darahnya.56 

Di dalam al-Qur’an kata ini disebutkan sbanyak 36 kali dalam berbagai 

bentuk perubahan katanya, yaitu dalam bentuk fi‘l ma>d}i@ sebanyak satu kali, fi‘l 

mud}a>ri‘ sebanyak 4 kali dan ism fa>‘il sebanyak 31 kali.57  

12. Ya‘malu>n (يعملون) 

Kata ‘amal (عمل) merupakan bentuk mashdar dari ‘amila-ya’malu-

‘amalan. Bentuk jamaknya adalah a’ma>l. Di dalam al-Qur’an. Kata ‘amal dan 

kata lain yang seasal dengan itu disebut 359 kali58. Secara bahasa, kata ‘amal berarti 

perbuatan, pekerjaan, aktivitas (karya), seperti di dalam QS Fuṣṣilat/41: 46. 

Menurut Ibn Fa>ris, i’tamal al-rajul berarti seorang bekerja untuk dirinya sendiri, 

sedangkan ‘amil al-rajul berarti seseorang bekerja untuk kepentingan orang 

banyak, disamping juga untuk kepentingan dirinya sendiri. Di dalam al-Qur’an, 

untuk arti “perbuatan” digunakan kata ‘amal, bukan i’tima>l karena yang 

menentukan perbuatan itu baik atau tidak bukan saja pelakunya, tetapi juga pihak 

lain, bahkan lebih ditentukan oleh Allah swt. jadi, perbuatan itu dapat dikatakan 

baik, jika telah dinilai baik oleh pelakunya, orang lain, dan oleh Allah swt. demikian 

juga sebaliknya.59 

 Ibn Fa>ris menjelaskan bahwa kata ‘amal pada dasarnya terdiri dari huruf 

‘ain (ع), mi@m (م) dan la>m (ل) yang mempunyai makna dasar yaitu ‘a>mun fi@ 

kulli fi‘lin yuf‘alu ( يفعلعام لكل فعل  ) artinya umumnya digunakan untuk perbuatan 

                                                 

56Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 129. 

57Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi@, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari@m, h. 157. 

58Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi@, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari@m, h. 613-620. 

59M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 1, h. 21. 
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yang diperbuat60. Adapun secara terminologis, kata ‘amal berarti perbuatan atau 

aktivitas yang dilakukan secara sadar dan sengaja, bersumber pada daya, pikir, fisik, 

dan qalbu. Al-As}faha>ni@ mengatakan bahwa kata ‘amal lebih khusus artinya 

dari kata lain yang bersinonim, seperti kata fi’il. Walaupun kedua kata itu sama-

sama berarti perbuatan yang dilakukan oleh makhluk hidup (حيوان), kata fi’il 

ditujukan pada hal yang lebih umum, termasuk juga perbuatan yang tidak 

memunyai tujuan (tidak sengaja). Bahkan, kadang-kadang ditujukan juga pada 

benda mati (جمادات).61 

Adapun kata ‘amal disamping ditujukan pada perbuatan manusia, al-Qur’an 

juga menerapkannya pada perbuatan jin, seperti QS Saba>’/34: 12,13. Di sini Allah 

menjelaskan kepada kita bahwa atas izin-Nya sebagian jin itu bekerja dibawah 

kekuasaan Nabi Sulaiman. Umpamanya, membuat bangunan di dalam bentuk 

gedung-gedung yang tinggi (mah}a>ri@b/ محاريب), patung-patung (تماثيل) dan 

mangkuk besar (جفان), seperti kolam bekas galian tanah dan periuk untuk memasak 

yang selalu berada di atas tungku. Walaupun merupakan perintah Sulaiman, secara 

tidak langsung perbuatan ‘amal para jin ini merupakan perintah dari Allah. ini 

terbukti pada ayat 12 di dalam surah itu Allah menjelaskan bahwa yang 

menyimpang di antara mereka akan mendapat siksaan dari Allah. Sementara itu, 

ungkapan min ‘amali al-syaita>n dalam QS al-Ma>idah/5: 90 mengandung makna 

perbuatan manusia itu sendiri seperti perbuatan setan. Karena termasuk di dalam 

perbuatan yang tidak baik, amal itu dikategorikan sebagai perbuatan setan 

meskipun sebenarnya bukan berarti perbuatan setan tersebut.62 

  

                                                 

60Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 4, h. 145. 

61Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 587. 

62M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 1, h. 21-22. 
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C. Muna>sabah Ayat 

Secara etimologis, muna>sabah berarti kedekatan atau kemiripan 

(muqa>rabah). Sedangkan menurut terminologis, muna>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.63 Timbulnya ilmu muna>sabah ini bertolak dari fakta sejarah 

bahwa susunan surah dan ayat al-Qur’an tidak berdasarkan fakta kronologis.64 Oleh 

sebab itu, muna>sabah menjadi ilmu yang mengkaji kesesusuain makna yang 

terdapat dalam al-Qur’an, baik itu antar ayat maupun surah.65  

Adapun uraian muna>sabah QS Hu>d/11: 15-16 sebagai berikut. 

1. Muna>sabah Ayat dengan Ayat  

a. Muna>sabah QS Hu>d/11: 15-16 dengan ayat sebelumnya 

Setelah menetapkan bahwa al-Qur'an merupakan firman Allah swt. dan 

bukan Nabi Muhammad saw. yang mengadakannya sebagaimana yang dituduhkan 

oleh orang-orang musyrik (kafir), Allah swt. mengisyaratkan pada ayat QS 

Hu>d/11: 15 bahwa pendorong orang-orang musyrik untuk mendustakan 

                                                 

63Abd. Muin Salim, Al-Qur’an Sebuah Pengantar (Cet. IX; Jakarta: Mazhab Ciputat, 2014) 

, h. 115. 

64Hasani Ahmad Sa’id, Diskursus Munasabah al-Qur’an dalam Tafsir al-Misbah (Cet. I; 

Jakarta: Amzah, 2015), 27. 

65Dalam penyelidikan ulama, dirumuskan beberapa bentuk muna>sabah dalam al-Qur’an 

antara lain; 1) muna>sabah satu surah dengan surah yang lain; 2) muna>sabah nama surah dengan 

isi surah; 3) muna>sabah pembuka surah dengan isi surah; 4) muna>sabah ayat pertama dengan 

ayat terakhir dalam satu surah; 5) muna>sabah satu ayat dengan ayat yang lain; 6) muna>sabah 

satu kalimat dengan kalimat yang lain; 7) muna>sabah ujung ayat dengan isi surah; dan 8) 

muna>sabah penutup surah dengan awal surah berikutnya. Lihat. 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. 

98-99.  
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Rasulullah saw. tidak lain kecuali karena hawa nafsu dan syahwat mereka terhadap 

kehidupan duniawi.66 

b. Muna>sabah QS Hu>d/11: 15-16 dengan ayat setelahnya 

Setelah Allah swt. menyebutkan dalam QS Hu>d/11: 15-16 tentang orang-

orang yang hanya menginginkan dunia dan keindahannya serta tidak pernah 

menghiraukan kehidupan akhirat, selanjutnya Allah swt. menyebutkan tentang 

orang yang menginginkan akhirat. Orang-orang ini melakukan amalan semata-mata 

untuk-Nya serta mereka selalu mengindahkan kebenaran al-Qur'an.67 

c. Muna>sabah QS Hu>d/11 ayat 15 dengan ayat 16 

 Pada QS Hu>d/11: 15, Allah swt. menyebutkan tentang orang-orang yang 

menghendaki kehidupan dunia dan apa yang diperolehnya di dunia. Sedangkan 

pada QS Hud/11: 16 disebutkan tentang apa yang akan diperoleh oleh orang-orang 

tersebut ketika mereka berada di akhirat kelak. Pada QS Hu>d/11: 16 ini disebutkan 

bahwa yang mereka peroleh tidak lain hanyalah siksa di neraka.68     

d. Muna>sabah QS Hu>d/11: 15-16 dengan ayat yang lain 

QS Hu>d/11: 15-16 memilki keserasian lafaz dan makna dengan QS al-

Syu>ra>/42: 20, QS A<li ‘Imra>n/3: 145 dan QS al-Isra>’/17: 18. Semua ayat 

tersebut memiki bahasan yang sama, yaitu membahas tentang orang-orang yang 

hanya menghendaki kehdipuan duniawi (h}ubb al-dunya>) semata. Allah swt. 

berfirman dalam QS al-Syu>ra>/42: 20:  

                                                 

66Wahbah al-Zuhaili, Tafsir Munir, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Munir, Jilid 6 

(Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2013), h. 305. Lihat juga, Teungku Muhammad Hasbi Ash-

Shiddiqeqi, Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nuur, Jilid 3 (Cet. II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 

2000), h. 1884. 

67Wahbah al-Zuhaili, Tafsir Munir, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Munir, Jilid 6, 

h. 307. 

68Ah}mad bin Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, Juz 12 (Cet. I; Mesir: 

Mat}baáh Mus}t}afa> al-Ba>bi>, 1946 M/ 1365 H), h. 16. 
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نْ يَا نُ ؤْتِ مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نزَدِْ لَهُ فِي حَرْثهِِ وَ  هِ مِن ْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرةَِ مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ
 (١٦) مِنْ نَصِيبٍ 

Terjemahnya: 
Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan itu 
baginya, dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia akan kami 
berikan sebagian darinya (keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan 
mendapatkan bagian di akhirat.69  

 

كِريِْ  … نْ يَا نُ ؤْتهِ مِن ْهَاۚ وَمَنْ يُّردِْ ثَ وَابَ الَْ خِرَةِ نُ ؤْتهِ مِن ْهَا وَسَنَجْزىِ الش    (٥١١) نَ وَمَنْ يُّردِْ ثَ وَابَ الدُّ
Terjemahnya: 

Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya 
pahala (dunia) itu, barangsiapa menghendaki pahala akhirat, niscaya Kami 
berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat itu, dan Kami akan memberikan 
balasan kepada orang-orang yang bersyukur.70 (QS Ā<li ‘Imra>n/3: 145)  

 

 ذْمُوم ا مَدْحُور امَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُيِدُ ثمَُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَ 
(٥١) 

Terjemahnya: 
Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami 
segerakan baginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang 
kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya (di akhirat) neraka 
jahannam; dia akan memesukinya dalam keadaan tercela dan terusir.71 (QS 
al-Isra>’/17: 18) 

Meskipun memiliki makna yang sama/mirip, akan tetapi ayat-ayat teresebut 

memilki konteks dan konotasi yang berbeda. Pada QS Hu>d/11: 15, QS al-

Syu>ra>/42: 20, dan QS al-Isra>’/17: 18, lebih kepada kecaman terhadap orang-

orang yang h}ubb al-dunya>, sedangkan pada QS A<li ́ Imra>n/3: 145 lebih kepada 

anjuran bagi orang-orang mukmin agar senantiasa bersabar menjalani kehidupan 

dunia sehingga terhindar dari sikap dan perilaku h}ubb al-dunya>.  

2. Muna>sabah Kalimat dengan Kalimat 

QS Hu>d/11: 15 ditutup dengan kalimat   ََيُ بْخَسُونَ  وَهُمْ فِيهَا ل (dan mereka di 

dunia tidak dirugikan). Hal ini tentu memilki maksud tertentu. Pada penggalan 

                                                 

69Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 485.  

70Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 68.  

71Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 284. 
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kalimat sebelumnya, نُ وَفِ  إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا (pasti Kami berikan balasan penuh atas 

pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna), hal ini menunujukkan suatu usaha.72 

Dalam artian, orang orang yang menghendaki dunia (نْ يَا وَزيِنَ تَ هَا  (كَانَ يرُيِدُ الْحَيَاةَ الدُّ

tentu memiliki usaha dalam mengejar keinginannya tersebut. Usaha tersebutlah 

yang tidak akan dihalangi oleh Allah swt. Hal inilah yang dimaksud dengan “tidak 

dirugikan” pada ayat ini.  

Adapun pada QS Hu>d/11: 16, Allah swt. menyebutkan neraka sebagai 

ganjaran bagi orang-orang yang mengehendaki dunia ( ِأوُلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَة
 Penyebab dijerumuskannya orang-orang tersebut ke dalam neraka .(إِلََّ النَّارُ 

disebutkan oleh penggalan berikutnya, yaitu apa yang mereka usahakan di dunia 

telah lenyap (وَحَبِطَ مَا صَنَ عُوا فِيهَا) dan sia-sianya perbuatan meraka ketika di dunia 

 Hal ini kerena memang meraka tidak beramal semata-mata .(وَباَطِلٌ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ )

karena Allah. Oleh sebab itu, Allah swt. menghapuskan pahala mereka sehingga 

tidak ada lagi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang dapat 

menghindarkan mereka dari neraka.73 

D. Kandungan Makna QS Hu>d/11: 15-16  

QS Hu>d/11: 15-16 ini merupakan kecaman atau ancaman bagi orang-orang 

yang menginginkan kehidupan duniawi semata. Namun demikian, ulama berbeda 

pendapat terkait mukha>t}ab yang ditujukan dalam ayat ini. Dalam suatu riwayat 

yang bersumber dari Anas bin Malik, diriwayatkan bahwa mukha>t}ab yang 

dimaksud dalam ayat tersebut ialah orang Yahudi dan Nasrani. Adapun al-

Dah}h}a>k mengemukakan bahwa pendapat yang diperpegangi oleh al-Nuh}h}a>s 

yaitu ayat ini berkenaan dengan ahl al-musyrik (orang kafir). Argumentasinya ialah 

                                                 

72Sayyid Qutub, Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n, Juz 4 (Cet. XVII; Beiru>t: Da>r al-Syuru>q 

1412H), h. 1863. 

73Abu> Ja´far Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r al-Ta}abari>, Ja>mi´al-

Baya>n fi> Ta´wi>l al-Qur’a>n, Juz 15 (Cet. I; t.tp: Muassasah al-Risala>h, 2000 M/ 1420 H), h. 

269.  
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bahwa ayat ini dijelaskan oleh ayat setelahnya yaitu ( ِأوُلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَة
 Pendapat ini juga berkaitan dengan muna>sabah dengan ayat 74.(إِلََّ النَّارُ 

sebelumnya yang menjelaskan tentang keingkaran orang-orang kafir terhadap kitab 

suci al-Qur’an.75 

Berbeda dengan dua pendapat di atas, ada pendapat yang justru menyebut 

bahwa mukha>tab ayat tersebut kepada orang-orang mukmin. Yang dimaksud 

mukmin dalam hal ini ialah mukmin yang beramal dengan mengharap balasan 

duniawi dari amalannya tersebut.76 Pendapat ini sebagaimana dalam hadis Nabi 

saw.   

ثَ نَا الحُمَيْدِيُّ عَبْدُ  ثَ نَا يَحْيَ  الل  هِ حَدَّ ثَ نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّ ى بْنُ سَعِيدٍ الأنَْصَاريُِّ، بْنُ الزُّبَ يْرِ، قَالَ: حَدَّ
، يَ قُو قَالَ: أَخْب َ  ، أنََّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ لُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ رَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ الت َّيْمِيُّ

بَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  الل  هُ الخَطَّابِ رَضِيَ  نَّمَا الَأعْمَالُ إِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:صَلَّى اللهُ  الل  هِ عَنْهُ عَلَى المِن ْ
نْكِحُهَا، ي َ  باِلنِ يَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِ  امْرئٍِ مَا نَ وَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى دُنْ يَا يُصِيبُ هَا، أَوْ إِلَى امْرأَةٍَ 

 )روه البخاري( ٧٧فَهِجْرَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ 
Artinya: 

Menceritakan kepada kami al-H}umaidi> ‘Abdulla>h bin al-Zubair, dia 
berkata: menceritakan kepada kami Sufya>n, dia berkata: menceritakan 
kepada kami Yah}ya> bin Sa´i>d al-Ans}a>ri>, dia berkata: mengabarkan 
kepadaku Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Taimi>, bahwasanya dia telah 
mendengarkan ‘Alqamah bin Waqqa>s} al-Lais\i>, dia berkata: aku telah 
mendengarkan ‘Umar bin al-Khatta>b ra. dia atas mimbar dan dia berkata: 
Saya telah mendengarkan Rasululah saw. bersabda: Semua perbuatan 
tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang 
diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya 
atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya 
adalah kepada apa dia diniatkan. (HR Bukha>ri>)   

                                                 

74Abu> ´Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abu> Bakr Syams al-Di>n al-

Qurt}}ubi>, al-Ja>mi´al-Ah}ka>m al-Qur’a>n, Juz 9 (Cet.II; Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyah, 

1964 M/ 1384 H), h. 13. Lihat juga, Muh}ammad bin ´Ali> bin Muh}ammad bin ´Abdulla>h al-

Syauka>ni>, Fath} al-Qadi>r, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Da>r Ibn Kas\i>r, 1414 H), h. 555. 

75Wahbah al-Zuhaili, Tafsir Munir, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Munir, Jilid 6, 

h. 305. 

76Al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi´al-Ah}ka>m al-Qur’a>n, Juz 9, h. 14. 

77Abu> ´Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>´i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, 

Juz 1 (Cet. I; t.tp: Da>r al-Tawq al-Naja>h, 1422 H), h. 6.  
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Jadi, ganjaran perbuatan seseorang tergantung dari motif perbuatan itu 

sendiri, termasuk orang mukmin jika motif perbuatannya untuk hal-hal duniawi 

maka diberikan ganjaran duniawi pula. Pendapat ini dipertegas oleh M. Quraish 

Shihab. Beliau berkomentar bahwa ayat ini merupakan peringatan bagi kaum 

muslimin agar tidak menjadikan setiap kegiatan hanya untuk mengejar kesenangan 

duniawi. Di samping itu, agar kaum muslimin juga tidak menduga bahwa setiap 

kekufuran akan membawa siksa yang cepat. Hal ini karena setiap perbuatan boleh 

jadi balasannya baru diperoleh ketika di akhirat kelak, baik balasan terhadap 

keimanan maupun kekufuran.78 

Adapun al-Qurt}ubi> mengungkapkan pandangan yang bermakna umum. 

Beliau berkata mayoritas ulama memahami bahwa ayat ini ditujukan kepada semua, 

baik kafir maupun mukmin. Menurut pendapat ini, ayat ini dimaknai umum 

sebagaimana pemaknaan yang terdapat pada QS al-Syu>ra>/42: 20, QS  A<li 

´Imra>n/3: 145 dan QS al-Isra>’/17: 18.  

Pendapat terakhir ini menyandarkan pendapatnya kepada ayat-ayat dalam 

surah lain yang memilki bahasan dan lafaz yang yang mirip/sama, kemudian 

menarik pemaknaan. Pendapat ini pula yang lebih dicenderungi penulis. Selain 

karena metode yang digunakan dalam memaknai suatu ayat lebih komprehensif, 

pendapat ini juga dapat dikatakan sebagai komparasi dua pendapat sebelumnya.  

Sementara itu, disebutkan bahwa motif orang-orang yang mengehendaki 

kehidupan duniawi tersebut dikarenakan nafsu dan syahwat mereka. Mereka 

bermaksud pamer dan ria.79 Terdapatnya kata  kana> ( َكَان) dalam bentuk lampau 

                                                 

78M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 5 

(Cet. V; Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 576.  

79Abu> al-Fida>’ Isma>´i>l bin ´Umar bin Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’an al-´Az}i>m, Juz 2 

(Cet. II; t.tp;: Da>r T}ayyibah, 1999 M/1420 H), h. 310. Lihat juga, Jala>l al-Di>n bin Ah}mad al-

Mah}alli> dan Jala>l al-Di>n ´Abd al-Rah}man al-Suyu>t}i>, Tafsi>r Jala>lain (Cet. I; Kairo: 

Da>r al-H}adi>s, t.th), h. 286. 
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pada ayat tersebut menunjukkan ketegasan yang lebih, bahwa orang-orang tersebut 

senantiasa menginginkan dunia sehingga perbuatan-perbuatan mereka memang 

tidak diniatkan dan ditujukan untuk akhirat. Oleh karena itu, mereka diberi 

kebahagiaan dunia, namun di akhirat kelak mereka akan diazab disebabkan mereka 

hanya menginginkan keduniaan dan tidak berbuat untuk akhirat mereka.80 Ciri-ciri 

orang seperti ini disebutkan dalam beberapa ayat maupun hadis, di antaranya ialah, 

1) Memilki hasrat dalam mengejar-ngejar uruasan duniawi,81 2) Menuntut dunia 

dengan melakukan amalan akhirat,82 3) Bermewah-mewahan dalam hal pakaian, 

makanan dan minuman83; 4) Mencintai harta, pangkat, kemuliaan dan 

kemasyhuran84, 5) Bermalas-malasan dan lalai dalam beribadah, 6) Menunda-

nunda taubat,85 dan sebagainya. 

Jadi, orang-orang yang termasuk dalam kategori h}ubb al-dunya>  ialah 

yang memiliki ciri-ciri sebagaimana di atas. Orang-orang tersebut mencintai “dunia 

dan perhiasannya”, yaitu bermegah-megahan dalam hal makanan, minuman, 

perabotan, mengehendaki kedudukan yang tinggi, harta benda, keturunan dan lain-

lain.86  

                                                 

80 al-Syauka>ni>, Fath} al-Qadi>r, Juz 2, h. 555. 

81Lihat, Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asn al-Qusyairi@ al-Naisa>bu>ri@, 

S{ah}i@h} Muslim, Juz 4 (t.c; Beirut: Da>r Ih}ya’ al-Tura>s\ al-‘Arabi@, t.t), h. 2220.  

82Lihat,Abu> Bakr al-Baiha>qi@, Sya‘b al-I<ma>n, Juz 9 (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-

Rusyd li al-Nasyr wa al-Tauzi@‘, 1423 H/2003 M), h. 205.  

83Lihat,Abu> ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-

Syaiba>ni@, Musnad al-Ima>m Ahmad bin H{anbal, Juz 36 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-

Risa>lah), h. 420. 

84Lihat, Muhammad bin ‘Isa> bin Saurah bin Mu>sa> bin al-D{ah}h}a>k al-Tirmiz\i@, 

Al-Ja>mi‘ al-Kabi@r: Sunan al-Tirmiz\i@, Juz 4 (t.c.; Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>mi@, 1998 M), 

h. 166.  

85 al-Tirmiz\i@, Al-Ja>mi‘ al-Kabi@r: Sunan al-Tirmiz\i@, Juz 4, h. 139.  

86Muh}ammad Rasyi>d bin ´Ali> Rida>, Tafsi>r  al-Qur´a>n al-H}aki>m/Tafsi>r al-

Mana>r, Juz 12 (t.c; t.tp: al-Hai’ah al-Mis}riyah, 1990 M), h. 41.  
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Adapun penggalan ayat نُ وَفِ  إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا (pasti Kami berikan balasan 

penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna), merupakan penjelasan 

bahwa orang-orang yang berbuat hanya untuk dunia semata akan memperoleh yang 

dikehendakinya di dunia. Menurut Sayyid Qutub bahwa adanya kesempatan yang 

diberikan kepada orang-orang yang cinta dunia untuk memperoleh harta, 

kedudukan, dan sebagainya, sudah menjadi sunnatullah. Sayyid Qutub memandang 

bahwa seseorang yang berusaha secara sungguh-sungguh tentu akan menghasilkan 

hasil yang baik, termasuk orang-orang yang cinta dunia atau h}ubb al-dunya>.87 

Sehingga siapapun yang bersungguh-sungguh untuk memperoleh sesuatu di dunia 

ini, tentu ia akan memperolehnya, apapun motifnya.  

Disebutkan bahwa orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia tidak 

akan dirugikan. Hal ini termaktub dari penggalan ayat  ْفِيهَا لََ يُ بْخَسُونَ  وَهُم  (dan 

mereka (di dunia) tidak dirugikan). Penyebab tidak dirugikannya mereka ialah 

karena Allah swt. tidak akan menghalangi urusan usaha untuk mencari keduniaan 

tersebut, meskipun memiliki kekuasaan.88 Oleh karena itu, orang-orang yang 

berusaha (mengejar dunia) betul-betul akan memperolehnya. Maka inilah yang 

dimaksud dari lafaz “tidak dirugikan” pada penutup ayat ini. 

Adapun pada ayat 16 menyebutkan bahwa mereka yang mementingkan 

dunia dan hiasannya tidak akan memperoleh hasil apa pun di akhirat, selain 

daripada neraka. Sebab mereka tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan akhirat. 

Semua amalan yang mereka lakukan di dunia, baik itu yang bersifat spritual 

maupun usaha sosial yang tidak didasarkan pada iman maka semuanya akan pupus 

                                                 

87Sayyid Qutub, Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n, Juz 4, h. 1863. 

88Abu> Muh}ammad al-H}usain bin Mas´u>d bin Muh{ammad bin al-Farra>’ al-

Bagawi>, Ma´a>lim al-Tanzi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz 2 (Cet. I; Beiru>t: Da>r Ih}ya>’ al-

Tura>s\, 1420 H), h. 442. 
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dan sirna pahalanya. Amalan itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa di akhiat 

kelak.89 

Setelah disebutkan tentang orang-orang yang menghendaki kehidupan 

dunia dan apa yang diperolehnya di dunia. Allah swt. menyebutkan  tentang apa 

yang akan diperoleh oleh orang-orang tersebut ketika di akhirat kelak, yaitu mereka 

tidak memperoleh apa pun kecuali neraka. ( ُأوُلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلََّ النَّار).90 
Penyebab dari terjerumusnya orang-orang tersebut ke dalam neraka 

disebutkan dalam penggalan ayat berikutnya, yaitu apa yang mereka usahakan di 

dunia telah lenyap (وَحَبِطَ مَا صَنَ عُوا فِيهَا) dan sia-sianya perbuatan meraka ketika di 

dunia ( َوَباَطِلٌ مَا كَانوُا يَ عْمَلُون). Hal ini kerena memang meraka tidak beramal semata-

mata karena Allah. Oleh sebab itu, Allah swt. menghapuskan pahala mereka 

sehingga tidak ada lagi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan atas pahala 

perbuatan mereke di dunia yang kemudian dapat menghindarkan mereka dari 

neraka.91 

Kata h}abit}a ( َحَبِط) bermakna batal atau jatuh. Olehnya itu, ayat tersebut 

dimaknai bahwa kebaikan92 yang telah dilakukan oleh orang-orang yang 

mengehendaki dunia  dijatuhkan atau dibatalkan sehingga tidak bernilai atau tidak 

terhitung di sisi Allah swt. kelak. Adapun kata ba>til ( ٌباَطِل) bermakna segala 

kebaikan yang dilakukan oleh orang yang cinta dunia tidak terhitung pahala, 

                                                 

89Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqeqi, Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nuur, Jilid III, 

h. 1884. 

90Ah}mad bin Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, Juz 12, h. 16. 

91Abu> Ja´far Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r al-Ta}abari>, Ja>mi´al-

Baya>n fi> Ta´wi>l al-Qur’a>n, Juz 15 (Cet. I; t.tp: Muassasah al-Risala>h, 2000 M/ 1420 H), h. 

269.  

92Abu>  Muh}ammad ´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, Juz 6 (Cet. III; Saudi Arabia: Maktabah Niza>r Mus}t}afa> al-

Ba>z, 1419 H), h. 2012. 
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melainkan amalan mereka hanya dianggap sebagai perbuatan yang tergolong dalam 

kebatilan.93 

Sementara itu, menurut al-Samarqandi>, dari ayat di atas dapat dijadikan 

patokan dalam membagi tiga golongan manusia. Pertama, ada manusia yang 

menyembah Allah swt. disertai dengan keikhlasan. Kedua, ada manusia yang 

menyembah Allah swt. karena riya. Dan yang ketiga, ada manusia yang 

menyembah Allah swt. kerena menghendaki dunia. Golongan yang kedua dan 

ketiga inilah yang termasuk penghuni neraka, sebagaimana pada QS Hu>d/11: 16.94 

Pendapat ini nampaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. bahwa ketika hari 

kiamat nanti, umat Nabi Muhammad saw. akan terbagi menjadi tiga golongan: 

دُ بْنُ يَ عْقُوبَ، مَّ أَخْبَ رَناَ أبَوُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأبَوُ بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالََ: أَخْبَ رَناَ أبَوُ الْعَبَّاسِ مُحَ 
ريِ  الْخَشَّابُ، عَنْ عَبْدِ طَ أَخْبَ رَناَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِ  بْنِ عَفَّانَ، أَخْبَ رَناَ عُبَ يْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ مُوسَى، أَخْبَ رَناَ قَ 

وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ  عَلَيْهِ  الل  هُ الْوَارِثِ، عَنْ مَوْلَى أنََسٍ، قَالَ: قَالَ أنََسٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى 
 يَ عْبُدُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ريِاَء ، وَفِرْقَةٌ ا، وَفِرْقَةٌ صَارَتْ أمَُّتِي ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ يَ عْبُدُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَالِص  

 )روه البيهاقي(٣١يَ عْبُدُونَ اللهَ يُصِيبُونَ بِهِ دُنْ يَا
Artinya: 

Mengabarkan kepada kami Abu> ‘Abdilla>h al-H}a>fiz} dan Abu> Bakr 
Ah}mad al-H}asan, keduanya berkata: mengabarkan kepada kami Abu> al-
‘Abba>s Muh}ammad bin Ya‘qu>b, mengabarkan kepada kami al-H}asan 
bin ‘Ali@ bin ‘Affa>n, mengabarkan kepada kami ‘Ubaidillah, dan dia 
adalah Ibnu Mu>sa>, mengabarkan kepada kami Qat}ari> al-Khasysya>b, 
dari ‘Abd al-Wa>ris\, maula> Anas, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
ketika hari kiamat, umatku berjalab dalam tiga golongan. Ada golongan 
yang menyembah Allah karena ikhlas, ada golongan yang menyembah 
Allah karena riya dan ada golongan yang menyembah Allah karena 
menhendaki dunia. (HR al-Baiha>qi>)   

                                                 

93Abu> Zaid ´Abd al-Rah{maan bin Muh}ammad al-S|a´a>labi>, al-Jawa>hir al-H}isa>n 

fi> Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz 3 (Cet. I; Beiru>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-´Arabi>, 1448 H), h. 227. 

Lihat juga, ´Abd al-Rah}man bin Abu> Bakr Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Dur al-Mans\u>r fi 

Tafsi>r bi al-Ma´s\u>r, Juz 4 (t.c; Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th), h. 409. 

94Abu> al-Lais\ Nas}r bin Muh{ammad bin Ah}mad bin Ibra>hi>m al-Samarqandi>, 

Bah{r al-´Ulu>m, Juz 2 (t.d), h. 142.  

95Al-Baiha>qi@, Sya‘b al-I<ma>n, Juz 9, h. 138 
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Untuk masuk dalam golongan yang pertama di hari kiamat nanti dan 

menghindari h}ubb al-dunya> yang akan menjerumuskan ke neraka, Imam al-

Tusturi@ memberikan sebuah solusi yaitu ia menyebutkan bahwa ikhlas 

merupakan jalan yang paling tepat. Hal ini dikarenakan manusia “tidak memiliki 

kemampuan” untuk menentukan nasibnya sendiri.96 Apa yang ditetapkan Allah 

swt. kepada manusia, tentu menjadi yang terbaik dan Allah swt. lebih tahu 

kebutuhan manusia dibandingkan manusia itu sendiri. Jadi, segala yang telah 

ditetapkan oleh Allah swt. hendaknya diterima dengan rasa ikhlas, lapang dada dan 

penuh kesyukuran. 

                                                 

96Abu> Muh}ammad bin Sahl bin ´Abdulla>h bin Yu>nus bin Rafi>´al-Tustari>, Tafsi>r 

al-Tustari> (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al- ´Ilmiyyah, 1423 H), h. 78. 
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BAB IV 

ANCAMAN TERHADAP H{UBB AL-DUNYA<  DALAM  QS HU<D/11: 15-

16 

A. Hakikat Ancaman H{ubb al-Dunya> 

Al-Qur’an adalah qalam Allah swt. yang telah mutlak kebenarannya. Di 

dalamnya juga telah diwasiatkan kepada seluruh manusia agar dapat mengontrol 

rasa cinta kepada keluarga, kecintaan kepada teman-teman, kerabat, tanah air, juga 

kecintaan terhadap harta dan kekayaan. Sehingga hal demikian tidak membuat 

manusia lupa kepada Allah swt. dan melalaikannya dari ketaatan kepada-Nya serta 

berjihad di jalan-Nya. Hal ini telah ditegaskan dalam al-Qur’an di antaranya pada 

QS al-‘Ankabu>t/29: 64. 

نْ يَآ اِلَّا لَهْوٌ والَعِ   لَوْ كَانُ وْ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّ
ُۘ
ُُوْنَ بٌٌۗ وَاِنا الداارَ الَّْٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَ وَانُ  (٤٦) ا ََ عََْ

Terjemahnya:  

Dan Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. 
Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka 
mengetahui.1 

Dapat dipahami dari ayat di atas bahwa kehidupan dunia dan berbagai 

macam perhiasannya akan menjadi cobaan dan godaan besar bagi kehidupan 

manusia sedangkan sifat dunia itu hanyalah sementara. Adapun mempersiapkan 

bekal untuk akhirat merupakan hal yang sangat penting karena hasil dari segala 

sesuatu yang diusahakan di dunia juga akan dipetik pada hari akhirat kelak. 

Sesungguhnya akhirat itu kehidupan yang sebenarnya dan merupakan kehidupan 

yang abadi. Setiap muslim harusnya benar-benar menyadari bahwa dunia ini  

hanyalah wahana ujian (da>r al-bala>’ wa al-fana>’); sementara akhirat 

                                                 

1Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Cet. II; Solo: PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2013), h. 404. 
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merupakan tempat pembalasan amal dan bersifat abadi (da>r al-jaza>’ wa al-

baqa>’).2  

Mengejar kemewahan hidup dapat melalaikan manusia dari mengingat 

Allah swt. dan pada gilirannya, semua itu dapat melalaikannya dari mengingat 

kematian atau dengan kata lain perjumpaan dengan Allah swt. Adapun kesibukan-

kesibukan duniawi itu adalah pekerjaan, usaha dan perbuatan-perbuatan yang 

manusia tekun pada kesibukan-kesibukan tersebut. Dunia itu cepat rusak dan sangat 

singkat masa berlalunya. Dunia juga menjanjikan kelanggengan, kemudian 

mengingkari dalam menepati. Akan tetapi, terkadang seseorang yang melihat 

kepadanya kadang-kadang tidak terasa dengan gerakannya. Ia merasa tenang 

kepada dunia itu padahal sesungguhnya ia baru akan merasa ketika telah berlalunya 

dunia. 

Itulah gambaran tentang dunia, seseorang yang akan merasa rugi setelah ia 

menjunjung tinggi urusan dunia dan penyesalan itu dirasakan setelah berpisah 

dengan dunia yaitu kematian. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

walaupun dunia memiliki sisi positif banyak orang-orang yang tidak bisa 

mengontrol diri untuk urusan dunia. Salah satu akibat dari hal ini ialah banyak 

manusia yang jatuh pada sikap dan perilaku h}ubb al-dunya>. 

QS Hu>d/11: 15-16 ditegaskan bahwa barang siapa yang menginginkan 

kehidupan dunia dan perhiasannya akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang 

mereka usahakan di dunia. Meskipun pada hakikatnya di akhirat kelak mereka 

hanya akan mendapatkan siksa api nereka dan amalan mereka di dunia tidak ada 

nilainya melainkan sebuah kesia-siaan belaka. Keinginan atau kecintaan terhadap 

                                                 

2Magfirah, “Pandangan Islam dalam Penyembuhan Penyakit Hubbuddunya: Analisis Pada 

Ayat, Hadits dan Pendapat Ulama”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. Dakwah dan Komunikasi, Prodi 

Bimbingan Konseling Islam, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019), h. 40-41. 
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dunia yang dimaksud pada ayat ini ialah mereka yang hanya ingin menikmati 

kelezatan-kelezatan dunia tanpa mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat 

dengan melakukan kebajikan dan penyucian jiwa dengan mengamalkan ketaatan-

ketaatan atas dorongan iman, maka akan diberikan kepada mereka balasan 

sepenuhnya dan tidak dikurangi sedikitpun hasil dari usahanya itu.3  

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari 

ancaman terhadap sikap h}ubb al-dunya>  sebenarnya telah jelas disebutkan dalam 

QS Hu>d/11: 15 yang menyatakan: 

الَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لََّ َُ بْخَسُونَ  َُ نْ يَا وَزَِنَ تَ هَا نُ وَفِ  إِلَيْهِمْ أَعْ  ( ٥١)مَنْ كَانَ َرَُِدُ الْحَيَاةَ الدُّ

Terjemahnya: 

Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami 
berikan (balasan)  penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) 
dan mereka di dunia tidak dirugikan.4 

Yaitu semakin didekatkan dan diberikan segala apa yang diinginkan dan 

dikerjakan di dunia dan tidak akan dirugikan sama sekali. Perumpamaannya seperti 

ketika seorang anak ingin meminta uang kepada ibunya lebih awal yang seharusnya 

akan diberikan nanti ketika benar-benar dibutuhkan. Sehingga sang ibu mengatakan 

kepada sang anak “ambil saja semua! Ibu tidak akan memberikanmu lagi nanti 

ketika kamu membutuhkannya”. Si anak mungkin akan mengira bahwa ibunya akan 

memenuhi keinginannya, atau mungkin sang ibu benar-benar memberikannya saat 

itu juga, akan tetapi sebenarnya itu adalah ancaman untuk sang anak yang tidak 

akan mendapatkan apa-apa lagi setelahnya jika ia memintanya sekarang. Seperti 

halnya mencintai dunia, bahwa Allah akan memberikan segala apa yang diinginkan 

di dunia dan tidak dirugikan sedikitpun, padahal hakikatnya itu merupakan bahasa 

                                                 

3Ah}mad bin Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, Juz 12 (Cet. I; Mesir: 

Mat}bah Mus}t}afa> al-Ba>bi>, 1946 M/ 1365 H), h. 16. 
4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 240.  
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ancaman dari Allah swt. kepada manusia yang h}ubb al-dunya> yang tidak akan 

mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Hal ini berarti bahwa semakin 

seseorang mengejar dan menginginkan dunia, maka dunia akan semakin 

mengikutnya. Ayat ini berkaitan erat dengan istidra>j, yaitu nikmat yang diberikan 

oleh Allah swt. kepada orang-orang yang membangkang terhadap-Nya. Nikmat 

yang diberikan bukanlah bentuk kasih sayang melainkan murka. Orang yang 

tertimpa istidra>j pada umumnya mereka bergelimang harta ataupun kekuasaan. 

Akan tetapi mereka melupakan siapa yang memberinya dan selalu berada dalam 

kemaksiatan. Sama halnya dengan seseorang yang hanya menghendaki dunia dan 

segala perhiasanya, Allah akan berikan balasan penuh dan tidak dirugikan sama 

sekali selama di dunia. Dampaknya ialah tidak mendapatkan apa-apa selain kesia-

siaan dan neraka.  

Dalam hal ini, M. Quraish Shihab menguraikan bahwa menginginkan dan 

berusaha untuk kehidupan duniawi bukanlah sesuatu yang tercela sama sekali 

selama seseorang tidak terpaku padanya atau tidak mengabaikan nilai-nilai agama 

dalam memperoleh dan menikmatinya. Seseorang tidak dilarang menikmati dunia 

dan hidup senang serta dalam kondisi serba berkecukupan. Tetapi, perlu diingat 

bahwa setiap pelaku mempunyai tujuan bagi kegiatan apa pun yang dilakukannya. 

Jika kegiatan itu bertujuan duniawi, maka yang dilakukannya dapat mengantarnya 

untuk meraih tujuannya. Tetapi, tentu saja dengan syarat terpenuhinya syarat-syarat 

yang ditetapkan Allah swt. melalui hukum sebab dan akibat. Jika yang 

bersangkutan melaksanakan sebuah amalan tetapi tidak menjadikan kehidupan 

ukhrawi sebagai tujuannya, sangat wajar jika ia tidak memperoleh apa-apa di sana 

kendati apa yang dilakukannya itu dinilai oleh pandangan lahiriah manusia sebagai 

“amal-amal baik”. Ini karena syarat yang ditetapkan untuk perolehan dampaknya 
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di akhirat tidak terpenuhi, yaitu keimanan kepada Allah swt. dan keikhlasan hamba-

Nya.5 

Ancaman terhadap perilaku h}ubb al-dunya> pada ayat ini tidak hanya 

berlaku bagi orang-orang kafir semata, tetapi pada hakikatnya ayat ini juga berlaku 

untuk mereka yang mengaku beriman kepada Allah swt., sehingga setiap muslim 

harus memperhatikan betul niat mereka ketika melakukan sesuatu yang bersifat 

duniawi, karena meskipun suatu amalan itu baik di dunia tetapi niatnya bukan 

karena Allah swt. amalan itu tidak akan bernilai apapun dan sia-sia di hadapan Allah 

swt. pada hari akhirat kelak sehingga mereka hanya akan mendapatkan siksa di 

neraka. Ancaman ini juga sebenarnya mengingatkan  agar tidak cemburu kepada 

orang-orang kafir ataupun kepada saudara seimannya yang hidup serba 

berkecukupan dalam hal materi dan non materi yang sifatnya duniawi, karena 

semua itu belum tentu merupakan nikmat yang Allah ridhoi atasnya. Boleh jadi 

nikmat itu menjadi ancaman bagi mereka apabila terlalu mengejar kehidupan dunia 

dan perhiasannya.   

B. Wujud Ancaman H{ubb al-Dunya> 

Pada QS Hu>d/11: 15-16 manusia diberikan peringatan yang jelas oleh 

Allah swt. akan ancaman terhadap perilaku h}ubb al-dunya> dalam dua wujud 

yaitu pelakunya tidak akan mendapatkan balasan apa-apa kecuali siksa neraka dan 

yang kedua adalah amal perbuatan mereka di dunia tidak akan bernilai atau sia-sia 

semata, sehingga pahala atas amalannya itu di akhirat dihapuskan. Berikut uraian 

penjelasan tentang dua wujud ancaman tersebut. 

 

                                                 

5M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 5 

(Cet. V; Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 576.  
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1. Tidak Mendapatkan Balasan di Akhirat selain Siksa Neraka 

Pada QS Hu>d/11: 15-16 salah satu wujud dari ancaman bagi orang-orang 

yang hubb al-dunya> adalah mereka tidak mendapakan balasan apa-apa di akhirat 

kecuali siksa neraka. Menurut Wahbah al-Zuhaili@, orang-orang yang tidak 

mempunyai keinginan selain dunia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat 

kecuali neraka sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat ketika hidup di dunia. 

Pada saat di dunia, mereka telah menerima hasil perbuatan baik itu dan yang 

tertinggal bagi mereka adalah menanggung dosa amalan buruk mereka dan carut-

marut dampak perbuatan mereka di dunia. Tidak diterimanya pahala pekerjaan 

mereka di akhirat, karena mereka bekerja tidak bertujuan untuk mendapatkan ridha 

Allah swt. Padahal alasan dasar dalam pemberian pahala akhirat adalah keikhlasan 

dalam beramal untuk Allah swt. Hal ini serupa dengan firman-Nya pada QS al-

Syu>ra>/: 20 dan QS al-Isra>’/17: 18-19.6 

نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْهَا وَ مَنْ كَانَ َرَُِدُ حَرْثَ  مَا لَهُ فِي الْْخِرةَِ الْْخِرَةِ نزَدِْ لَهُ فِي حَرْثهِِ وَمَنْ كَانَ َرَُِدُ حَرْثَ الدُّ
  (٠٢) مِنْ نَصِيب  

Terjemahnya: 

Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan itu 
baginya, dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia akan kami 
berikan sebagian darinya (keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan 
mendapatkan bagian di akhirat.7 

نْ نرَُِدُ ثمُا جَعََْنَا لَهُ جَهَنامَ  َُ َْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِ هَا مَذْمُوماا مَدْحُورااََ مَنْ كَانَ َرَُِدُ الْعَاجََِةَ عَجا  صََْ
كَ كَانَ سَعْيُ هُمْ ماشْكُوْراا (٥١) ىِٕ

ٰۤ
 (٥١) وَمَنْ ارََادَ الَّْٰخِرةََ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاوُلٰ

 

Terjemahnya: 

Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami 
segerakan baginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang 
kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya (di akhirat) neraka 

                                                 

6Wahbah al-Zuhaili, Tafsir Munir, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Munir, Jilid 6 

(Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2013), h. 306. 

7Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 485.  
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jahannam; dia akan memesukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan 
barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu 
dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah 
orang yang usahanya dibalas dengan baik.8  

Wahbah Zuhaili@ kemudian mengutip perkataan Imam Qata>dah 

bahwasanya barangsiapa menjadikan dunia sebagai tumpuan harapannya dan 

niatnya serta tuntutannya, Allah swt. akan memberikan balasan hasanahnya di 

dunia kemudian saat mereka berada di akhirat, mereka tidak akan memiliki hasanah 

yang dapat diberikan balasannya. Adapun orang yang mukmin. Allah swt. akan 

memberikan hasanahnya di dunia dan mereka pun akan diberikan pahala di akhirat 

nanti. Yaitu bahwa orang yang mukmin dengan amal perbuatan hasanahnya akan 

mendapatkan dua ganjaran, ganjaran dunia dan pahala akhirat, sementara bagi 

orang kafir hanya akan mendapatkan ganjaran dunia saja.9 

Adapun beberapa keburukan yang merupakan dampak dari perilaku h}ubb 

al-dunya> adalah: 1) Cinta dunia adalah kunci dari seluruh keburukan; 2) Penyebab 

terjadinya kufur dan maksiat kepada Allah; 3) Tertutupnya hati akan akhirat dan 

sedikitnya amal salih; dan 4) Dunia menjadi tujuan utamanya.10   

Keempat hal ini adalah keburukan-keburukan yang akan menimpa manusia 

jika jatuh pada sikap dan perilaku h}ubb al-dunya>. Berdasarkan keempat hal ini 

pula, tidak heran jika manusia yang h}ubb al dunya> tidak akan mendapatkan apa-

apa di akhirat selain neraka. Hal ini disebabkan karena akhirat bukanlah tujuan 

utama atas amalannya melainkan dunia, sehingga perasaan dan sikap cintanya akan 

dunia sangat berlebihan dan membuatnya kufur atas nikmat Allah swt. dan berani 

melakukan kemaksiatan pada-Nya. Selain itu, karena hatinya hanya dipenuhi oleh 

                                                 

8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 284. 

9Wahbah al-Zuhaili, Tafsir Munir, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Munir, Jilid 6, 

h. 306. 

10Muhammad Shalih al-Munajjid, Silsilah Amalan Hati (Cet. I; Bandung: IBS, 2006), h. 

27-43. 
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keinginan duniawi menyebabkan hatinya itu tertutup dan lalai dari mengingat Allah 

swt. Akhirnya mereka enggan melakukan amal shalih di dunia dan banyak berbuat 

maksiat. Padahal sejatinya, h}ubb al dunya> merupakan kunci dari segala 

keburukan tersebut yang dampaknya terasa di dunia dan terlebih lagi di akhirat. 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tidak heran jika Allah swt. 

memberikan ancaman kepada manusia yang mempunyai sifat dan perilaku h}ubb 

al dunya> berupa siksa neraka. Hal ini disebabkan karena memang perbuatannya 

di dunia hanyalah semata-mata untuk kesenangan dan kenikmatan duniawi pula, 

sehingga mereka merasa bebas melakukan apa saja di dunia meskipun itu 

melanggar nilai-nilai agama, padahal sikap seperti itu merupakan kunci dari segala 

macam keburukan. Akhirnya, balasan yang mereka dapatkan di akhirat itu tidak ada 

kecuali neraka, karena pada kenyataannya yang mereka lakukan di dunia adalah 

amalan-amalan yang hanya mengantarkan pelakunya pada siksa neraka. Dan tidak 

sedikit pula orang yang menyangka telah melakukan amal shalih tapi kerena 

masalah niat dan tujuan mereka, tanpa mereka sadari itu semua tidak bernilai apa-

apa di hadapan Allah swt.  

2. Sia-Sia Amalan Dunianya dan Terhapus Pahalanya di Akhirat 

Adapun wujud yang kedua dari ancaman pada orang-orang yang h}ubb al-

dunya> yaitu amalannya di dunia itu sia-sia semata karena tidak memberikan 

manfaat apapun bagi kehidupan akhirat mereka karena pahala akhiratnya telah 

dihapuskan. Wahbah al-Zuhaili@ menjelaskan bahwa salah satu fiqh kehidupan 

yang dapat diambil dari QS Hu>d/11: 15-16 yaitu orang-orang yang berbuat baik 

dengan tujuan dunia, mereka akan mendapatkan kebaikan mereka di dunia, mereka 

tidak akan dizalimi sedikitpun atas perbuatan mereka. Namun mereka tidak akan 

mendapatkan sedikitpun pahala di akhirat nanti karena pahala dengan mendapatkan 

surga harus dengan penyucian jiwa dengan keimanan, amal saleh, dan dengan 
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meninggalkan perbuatan maksiat. Sesungguhnya perbuatan mereka yang hanya 

menginginkan dunia, hanya terbatas pada keduniaan saja dengan penuh rasa pamer 

serta mengikuti hawa nafsu.11 

 Berkaitan dengan uraian di atas, wujud ancaman bagi orang-orang yang 

h}ubb al-dunya pada QS Hu>d/11: 15-16 berkaitan dengan salah satu dampak 

negatif dari perilaku h}ubb al-dunya> itu sendiri, yang menurut Muhammad Shalih 

al-Munajjid adalah pencabutan hak milik seorang hamba atas pahalanya di akhirat 

dan rusaknya amalan dunianya12. Sejatinya, tidak mengherankan jika Allah swt. 

menyebutkan wujud ancaman yang seperti ini karena pada ayat 15 telah ditegaskan 

bahwa Allah swt. tetap memberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan di dunia 

untuk sesuai dengan tujuan duniawinya, meskipun pada akhirat kelak itu semua sia-

sia dan tidak mendapatkan pahala. 

Uraian di atas sejalan dengan kesimpulan al-Marāgi> tentang ayat ini 

bahwasanya balasan amal di dunia adalah menurut dua hal, yakni usaha manusia 

dan keputusan Allah swt. dan takdir-Nya mengenai orang tersebut. Adapun balasan 

di akhirat maka semata-mata dilakukan oleh Allah swt. tanpa campur tangan 

seorang pun.13 

Jadi, orang-orang yang h}ubb al dunya> diberikan ancaman berupa 

penegasan bahwa amalan dunianya sia-sia dan pahalanya di akhirat tidak ada karena 

Allah swt. melihat niat dan tujuan dari amalan dunia tersebut. Bahkan dengan 

rahmat Allah swt., mereka tetap diberikan balasan sesuai niat dan tujuannya, 

dengan peringatan yang sangat jelas bahwa tidak ada balasan bagi mereka di akhirat 

                                                 

11Wahbah al-Zuhaili, Tafsir Munir, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Munir, Jilid 6, 

h. 306. 

12Muhammad Shalih al-Munajjid, Silsilah Amalan Hati,  h. 30. 

13Ah}mad bin Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, Juz 12 (Cet. I; Mesir: 

Mat}baáh Mus}t}afa> al-Ba>bi>, 1946 M/ 1365 H), h. 16. 



85 
 

karena itu bukan niat dan tujuan mereka dan akhirnya pahala akhirat mereka pun 

dihapuskan. 

C. Urgensi Memahami Ancaman terhadap H{ubb al-Dunya>. 

Ancaman terhadap h}ubb al-dunya> dalam QS Hu>d/11: 15-16 merupakan 

peringatan bagi manusia agar tetap berusaha memenuhi kebutuhan dunianya karena 

apa yang diperoleh di dunia berdasarkan sunnatulah atau hukum sebab dan akibat 

dengan catatan bahwa apa yang mereka usahakan, dan juga apa yang mereka 

peroleh –sedikit ataupun banyaknya– di dunia harus diniatkan sebagai sarana 

ibadah dan juga bekal untuk kehidupan ukhrawi dengan disertai keikhlasan dan niat 

semata-mata hanya karena Allah swt. dan adapun cara mendapatkan dan 

menikmatinya harus tetap sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah 

swt. dan petunjuk Rasulullah saw. hal ini agar manusia tidak mudah terlena dan  

tergoda dengan dunia dan segala macam perhiasannya sehingga jatuh pada sikap 

h}ubb al-dunya>. 

Dalam QS Hūd/11: 15-16, urgensi memahami ancaman terhadap h}ubb al 

dunya> yaitu bagaimana agar manusia senantiasa takut kepada Allah swt. dengan 

menyadari agar tidak menjadikan segala kegiatan hanya untuk mengejar 

kesenangan duniawi semata. Kemudian agar manusia dapat terhindar dari sikap dan 

perilaku h}ubb al dunya> itu sendiri.  

Terdapat beberapa hal yang dapat mencegah manusia agar terhindar dari 

sikap dan perilaku h}ubb al dunya>, hal ini diuraikan oleh Muhammad Shalih al-

Munajjid yaitu: 1) Ilmu tentang hakikat dunia; 2) Memandang rendah dunia 

dibandingkan akhirat; 3) Bertafakkur bahwa dunia itu hanya sementara; 4) Sifat 

Qana’ah 5) Mentadabburi bahaya h}ubb al-dunya>; 6) Sibuk untuk menghasilkan 

kenikmatan yang hakiki di akhirat; 7) Mendahulukan ridha Allah swt.; 8) 
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Keyakinan akan perbedaan dunia dan akhirat; 9) Sabar menghadapi kecintaan 

terhadap dunia yang berlebihan.14  

Adapun hal-hal yang bisa menghindarkan manusia dari ancaman sikap dan 

perilaku h}ubb al dunya> yang terdapat pada QS Hu>d/11: 15-16 dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Tetap berusaha memenuhi kebutuhan duniawi sesuai ajaran agama 

Ganjaran perbuatan seseorang tergantung dari motif perbuatan itu sendiri, 

termasuk orang mukmin jika motif atau niat perbuatannya untuk hal-hal duniawi 

maka akan diberikan ganjaran duniawi pula. Pendapat ini dipertegas oleh M. 

Quraish Shihab. Beliau berkomentar bahwa ayat ini merupakan peringatan bagi 

kaum muslimin agar tidak menjadikan setiap kegiatan hanya untuk mengejar 

kesenangan duniawi. Di samping itu, agar kaum muslimin juga tidak menduga 

bahwa setiap kekufuran akan membawa siksa yang cepat. Hal ini karena setiap 

perbuatan boleh jadi balasannya baru diperoleh ketika di akhirat kelak, baik balasan 

terhadap keimanan maupun kekufuran.15 

Pendapat di atas juga didasarkan pada sebuah riwayat hadis: 

يْدِيُّ عَبْدُ  َُ ثَ نَا الحُ ثَ نَا ََحْيَ  الَٰ هِ حَدا ثَ نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدا ى بْنُ سَعِيد  الأنَْصَاريُِّ، بْنُ الزُّبَ يْرِ، قَالَ: حَدا
، ََ قُولُ: سَ  ةَ بْنَ وَقااص  الاَيْثِيا َُ عَ عََْقَ ُِ ، أنَاهُ سَ ُِيُّ دُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ الت ايْ اُ رَ بْنَ قَالَ: أَخْب َرَنِي مُحَ َُ ُُ عُ عْ ُِ

ُُ رَسُولَ  الَهُ الخَطاابِ رَضِيَ  عْ ُِ بَرِ قَالَ: سَ ن ْ ُِ الُ  ََيْهِ وَسَاَمَ ََ قُولُ:صَاَى الَهُ عَ  الَٰ هِ عَنْهُ عَََى ال َُ ا الَأعْ إِناَُ
ُْ هِجْرَتهُُ إِلَى دُنْ يَا َُصِيبُ هَا، أَوْ إِلَى امْرأَةَ   نْ كَانَ َُ ا لِكُلِ  امْرئِ  مَا نَ وَى، فَ نْكِحُهَا، َ َ  باِلنِ يااتِ، وَإِناَُ

 ()روه البخاري ٥٤فَهِجْرَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.
Artinya: 

                                                 

14Muhammad Shalih al-Munajjid, Silsilah Amalan Hati, h. 45-55. 

15M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 5 

(Cet. V; Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 576.  

16Abu> ´Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>´i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, 

Juz 1 (Cet. I; t.tp: Da>r al-Tawq al-Naja>h, 1422 H), h. 6.  
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Menceritakan kepada kami al-H}umaidi> ‘Abdulla>h bin al-Zubair, dia 
berkata: menceritakan kepada kami Sufya>n, dia berkata: menceritakan 
kepada kami Yah}ya> bin Sa´i>d al-Ans}a>ri>, dia berkata: mengabarkan 
kepadaku Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Taimi>, bahwasanya dia telah 
mendengarkan ´Alqamah bin Waqqa>s} al-Lais\i>, dia berkata: aku telah 
mendengarkan ´Umar bin al-Khatta>b ra. dia atas mimbar dan dia berkata: 
saya telah mendengarkan Rasululah saw. bersabda: Semua perbuatan 
tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang 
diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya 
atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya 
adalah kepada apa dia diniatkan. (HR Bukha>ri>) 

 Maka dari itu, setiap manusia termasuk orang-orang mukmin harus tetap 

berusaha untuk mencukupi kebutuhan duniawinya, karena apa yang diperoleh di 

dunia berdasarkan atas apa yang diusahakan pula. Sehingga jangan sampai hanya 

terus memikirkan akhirat tetapi lupa untuk mencari rezeki untuk dirinya dan dan 

keluarganya. Kemudian yang paling penting adalah cara-cara memperoleh dan 

menikmati setiap hasil usaha tersebut tetap berada atau sesuai dengan ajaran dan 

nilai-nilai agama sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah swt. dan petunjuk 

dari Rasulullah saw, para sahabat dan para ulama. 

2. Meluruskan dan memperbaiki niat beramal 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa motif orang-orang yang 

mengehendaki kehidupan duniawi tersebut dikarenakan nafsu dan syahwat mereka. 

Mereka bermaksud pamer dan ria.17 Terdapatnya kata  ka>na> ( َكَان) dalam bentuk 

lampau pada ayat tersebut menunjukkan ketegasan yang lebih, bahwa orang-orang 

tersebut senantiasa menginginkan dunia sehingga perbuatan-perbuatan mereka 

memang tidak diniatkan dan ditujukan untuk akhirat. 

Pada QS Hu>d/11: 15-16 disebutkan bahwa mereka yang mementingkan 

dunia dan segala macam perhiasannya tidak akan memperoleh hasil apa pun di 

                                                 

17Abu> al-Fida>’ Isma>´i>l bin ´Umar bin Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’an al-´Az}i>m, Juz 2 

(Cet. II; t.tp;: Da>r T}ayyibah, 1999 M/1420 H), h. 310. Lihat juga, Jala>l al-Di>n bin Ah}mad al-

Mah}alli> dan Jala>l al-Di>n ´Abd al-Rah}man al-Suyu>t}i>, Tafsi>r Jala>lain (Cet. I; Kairo: 

Da>r al-H}adi>s, t.th), h. 286. 
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akhirat, selain daripada neraka. Sebab mereka tidak melakukan sesuatu untuk 

kepentingan akhirat. Semua amalan yang mereka lakukan di dunia, baik itu yang 

bersifat spritual maupun usaha sosial yang tidak didasarkan pada iman maka 

semuanya akan pupus dan sirna pahalanya. Amalan itu tidak mendatangkan 

manfaat apa-apa di akhirat kelak.18 Kemudian Allah swt. menyebutkan  tentang apa 

yang akan diperoleh oleh orang-orang tersebut ketika di akhirat kelak, yaitu mereka 

tidak memperoleh apa pun kecuali neraka.19 

Adapun penyebab dari terjerumusnya orang-orang tersebut ke dalam neraka 

yaitu apa yang mereka usahakan di dunia telah lenyap (وَحَبِطَ مَا صَنَ عُوا فِيهَا) dan sia-

sianya perbuatan meraka ketika di dunia ( ََُون َُ  Hal ini kerena .(وَباَطِلٌ مَا كَانوُا ََ عْ

memang meraka tidak beramal semata-mata karena Allah swt. Oleh sebab itu, Allah 

swt. menghapuskan pahala mereka sehingga tidak ada lagi yang dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan atas pahala perbuatan mereke di dunia yang kemudian dapat 

menghindarkan mereka dari neraka.20 

Berdasarkan penafsiran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu 

cara agar terhindar dari h}ubb al-dunya>  yaitu dengan berusaha memperbaiki dan 

menjaga niat kita ketika hendak melakukan amalan, baik itu untuk amalan untuk 

dunia maupun akhirat. Setiap amal yang kita kerjakan itu haruslah diniatkan dan 

ditujukan sebagai sarana ibadah yang semata-mata hanya mengharapkan ridha 

Allah swt. 

 

 

                                                 

18Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqeqi, Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nuur, Jilid III, 

h. 1884. 

19Ah}mad bin Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, Juz 12, h. 16. 

20Abu> Ja´far Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r al-Ta}abari>, Ja>mi´al-

Baya>n fi> Ta´wi>l al-Qur’a>n, Juz 15 (Cet. I; t.tp: Muassasah al-Risala>h, 2000 M/ 1420 H), h. 

269.  
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3. Ikhlas berusaha dan bersyukur atas hasil yang diperoleh di dunia 

Menurut Al-Samarqandi>, dari QS Hu>d/11: 15-16 dapat dijadikan sebagai 

patokan dalam membagi tiga golongan manusia. Pertama, ada manusia yang 

menyembah Allah swt. disertai dengan keikhlasan. Kedua, ada manusia yang 

menyembah Allah swt. karena riya. Dan yang ketiga, ada manusia yang 

menyembah Allah swt. kerena mengehendaki dunia. Golongan yang kedua dan 

ketiga inilah yang termasuk penghuni neraka, sebagaimana pada QS Hu>d/11: 16.21  

Maka agar dapat masuk ke dalam golongan yang pertama di hari kiamat 

nanti dan menghindari h}ubb al-dunya> yang akan menjerumuskan ke neraka, 

Imam al-Tusturi@ memberikan sebuah solusi yaitu ia menyebutkan bahwa ikhlas 

merupakan jalan yang paling tepat. Hal ini dikarenakan manusia “tidak memilki 

kemampuan” untuk mentukan nasibnya sendiri.22 Apa yang ditetapkan Allah swt. 

kepada manusia, tentu menjadi yang terbaik dan Allah swt. lebih tahu kebutuhan 

manusia dibandingkan manusia itu sendiri. Jadi, segala yang telah ditetapkan oleh 

Allah swt. hendaknya diterima dengan rasa ikhlas, lapang dada dan penuh 

kesyukuran. 

 Jadi, salah satu cara agar terhindar dari ancaman h}ubb al-dunya> yaitu 

manusia harus bersyukur dan ikhlas atas hasil yang mereka peroleh ketika di dunia. 

Karena semua hasil itu didasarkan pada apa yang telah diusahakan dan berdasarkan 

rahmat Allah swt. jika amal tersebut telah diniatkan untuk Allah swt. dan juga untuk 

mencukupi kebutuhan dunia, maka niscaya apa yang diperoleh mesti disyukuri dan 

tinggal menunggu balasan pahalanya kelak di hari kemudian. 

                                                 

21Abu> al-Lais\ Nas}r bin Muh{ammad bin Ah}mad bin Ibra>hi>m al-Samarqandi>, Bah{r 

al-´Ulu>m, Juz 2 (t.d), h. 142.  

22Abu> Muh}ammad bin Sahl bin ´Abdulla>h bin Yu>nus bin Rafi>´al-Tustari>, Tafsi>r 

al-Tustari> (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al- ´Ilmiyyah, 1423 H), h. 78. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai penjelasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut;  

1. Hakikat ancaman terhadap h}ubb al-dunya> dalam QS Hu>d/11:15-16 

yaitu semakin didekatkan dan diberikan segala apa yang diinginkan dan 

dikerjakan di dunia dan tidak akan dirugikan sama sekali. Perumpamaannya 

seperti ketika seorang anak ingin meminta uang kepada ibunya lebih awal 

yang seharusnya akan diberikan nanti ketika benar-benar dibutuhkan. 

Sehingga sang ibu mengatakan kepada sang anak “ambil saja semua! Ibu 

tidak akan memberikanmu lagi nanti ketika kamu membutuhkannya”. Si 

anak mungkin akan mengira bahwa ibunya akan memenuhi keinginannya, 

atau mungkin sang ibu benar-benar memberikannya saat itu juga, akan 

tetapi sebenarnya itu adalah ancaman untuk sang anak yang tidak akan 

mendapatkan apa-apa lagi setelahnya jika ia memintanya sekarang. Seperti 

halnya mencintai dunia, bahwa Allah akan memberikan segala apa yang 

diinginkan di dunia dan tidak dirugikan sedikitpun, padahal hakikatnya itu 

merupakan bahasa ancaman dari Allah swt. kepada manusia yang h}ubb al-

dunya> yang tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. 

2. Adapun wujud ancaman terhadap perilaku h}ubb al-dunya> dalam QS 

Hu>d/11: 15-16 yaitu: 
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a. Tidak Mendapatkan Balasan di Akhirat selain Siksa Neraka 

Allah swt. memberikan ancaman kepada manusia yang mempunyai sifat 

dan perilaku h}ubb al dunya> berupa siksa neraka. Hal ini disebabkan karena 

memang perbuatannya di dunia hanyalah semata-mata untuk kesenangan dan 

kenikmatan duniawi pula, sehingga mereka merasa bebas melakukan apa saja 

di dunia mesikpun itu melanggar nilai-nilai agama, padahal sikap seperti itu 

merupakan kunci dari segala macam keburukan. Akhirnya, balasan yang 

mereka dapatkan di akhirat itu tidak ada kecuali neraka, karena pada 

kenyataannya yang mereka lakukan di dunia adalah amalan-amalan yang hanya 

mengantarkan pelakunya pada siksa neraka. Dan tidak sedikit pula orang yang 

menyangka telah melakukan amal shalih teapi kerena masalah niat dan tujuan 

mereka, tanpa mereka sadari itu semua tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah 

swt.  

b. Sia-Sia Amalan Dunianya dan Terhapus Pahalanya di Akhirat 

Orang-orang yang h}ubb al dunya> diberikan ancaman berupa 

penegasan bahwa amalan dunianya sia-sia dan pahalanya di akhirat tidak ada 

karena Allah swt. melihat niat dan tujuan dari amalan dunia tersebut. Bahkan 

dengan rahmat Allah swt., mereka tetap diberikan balasan sesuai niat dan 

tujuannya, dengan peringatan yang sangat jelas bahwa tidak ada balasan bagi 

mereka di akhirat karena itu bukan niat dan tujuan mereka dan akhirnya pahala 

akhirat mereka pun dihapuskan. 

3. Urgensi memahami ancaman terhadap h}ubb al-dunya> yaitu bagaimana 

agar manusia senantiasa takut kepada Allah swt. dengan menyadari agar 

tidak menjadikan segala kegiatan hanya untuk mengejar kesenangan 
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duniawi semata. Kemudian agar manusia dapat terhindar dari sikap dan 

perilaku h}ubb al dunya> itu sendiri dengan cara tetap berusaha memenuhi 

kebutuhan duniawi sesuai ajaran agama, meluruskan dan memperbaiki niat 

beramal, serta ikhlas berusaha dan bersyukur atas hasil yang diperoleh di 

dunia. 

B. Implikasi dan Saran 

Dari kesimpulan yang ada di atas, berikut beberapa implikasi dan saran oleh 

penulis;  

1. Secara umum, penelitian ini sebagai langkah awal untuk mengetahui tentang 

ancaman yang diberikan Allah swt. terhadap sikap dan perilaku h}ubb al-

dunya> pada QS Hu>d/11: 15-16.  Dari skripsi ini tentunya masih banyak 

perlu dikembangkan karena melihat begitu banyaknya ayat al-Qur’an yang 

juga membahas terkait hal ini. 

2. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti merasa masih jauh dari kesempurnaan. 

Untuk itu, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun sehingga penelitian ini dapat menjadi lebih baik lagi. 

3. Kepada masyarakat umum, agar bisa menanamkan nilai-nilai keIslaman 

serta menggunakannya suatu langkah pencegahan maupun mengobati 

penyakit h}ubb al-dunya.  

4. Kepada jurusan, agar lebih dalam mempelajari buku-buku Islami untuk 

menemukan sesuatu baru yang bisa digunakan. 

5. Kepada peneliti selanjutnya, untuk dapat memperdalam kajian yang 

berhubungan dengan penyembuhan penyakit h}ubb al-dunya> menurut 

pandangan Islam sehingga memudahkan masyarakat umum mencari bentuk 

bentuk penyembuhan terhadap gangguan kejiwaan. 
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