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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب  

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت  

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث  

 
ṡa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
ḥa 
 

ḥ 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د  

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ  

 
żal 
 

ż 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص  

 
ṣad 
 

ṣ 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض  

 
ḍad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
ẓa 
 

ẓ 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع  

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ  

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م  

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن  

 
nun 
 

n 
 

en 
 و  

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى  

 
ya 
 

y 
 

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

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

tanda apostrof (’). 



 

xi 

 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا  

 kasrah i i ا  

 ḍammah u u ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ـ ى  

 fatḥah dan wau au u dan u ـ و  

 Contoh: 

ي ف     kaifa : ك 

ل    و   haula : ه 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 َ  | ...  ا َ  ... 
 ى 

fatḥah dan alif atau 
yā’ 

ā 
a dan garis di 

atas 

ى  kasrah dan yā’ ī ـــــ ـ
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ـ و
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

ات    māta : م 

م ى  ramā : ر 

ل     qīla : ق ي 

ت   م و   yamūtu : ي 
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4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ة   ض  و  ف ال   ر  الأ ط   َ  : rauḍah al-aṭfāl 

ة   ن  ي  د  ل ة   ا ل م  ا ل ف اض   َ  : al-madīnah al-fāḍilah 

ة   م   al-ḥikmah : ا ل ح ك 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  dalam transliterasi ini dilambangkan ,( ــّ 

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

Contoh: 

نا   بَّ  rabbanā : ر 

نا   ي  جَّ  najjainā : ن 

ق    al-ḥaqq : ا ل ح 

م    nu“ima : ن عِّ

و   د   aduwwun‘ : ع 

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

kasrah ( ّى  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ــــ ـ

Contoh: 

ل ى    Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع 

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   ال

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

terasi 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 (-). 
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Contoh: 

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

ل ة   ل ز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لزَّ

ف ة   ف ل س   al-falsafah : ا ل 

 al-bilādu : ا ل ب لا د  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

ن   و  أ م ر   ta’murūna : ت 

ع    al-naw‘u : ا لنَّو 

ء    syai’un : ش ي 

ت   ر   umirtu : أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

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

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (  الل) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

ن   ي  الل   د   dīnullāh    ب الل billāh   

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

م   ة   ف ي   ه  م  ح  الل   ر    = hum fī raḥmatillāh 



 

xiv 

 

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 Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

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

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

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

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 
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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 Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama  :  Muhammd Idris 
NIM  :  80600221026 
Judul  : Ṭarīqah Perspektif Al-Qur’ani (Kajian Tafsir Mauḍu’ī) 

 
Penelitian ini membahas tentang ṭarīqah dengan menelusuri dan 

menganalisis ayat-ayat yang menggunakan term ṭaraqa di dalam Al-Qur’an. 
Pokok permasalahan dalam penelitian dirumuskan dalam tiga rumusan 
masalah, antara lain, 1) bagaimana hakikat ṭarīqah dalam Al-Qur’an?; 2) 
bagaimana wujud ṭarīqah dalam Al-Qur’an?; dan 3) bagaimana urgensi 
ṭarīqah dalam Al-Qur’an? 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 
yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir dan  
pendekatan tasawuf. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan 
data sekunder. Data primer ialah ayat-ayat Al-Qur’an yang menggunakan 
term ṭaraqa. Adapun data sekunder ialah buku-buku atau literatur yang 
terkait dengan penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan dan dianalisis 
berdasarkan langkah-langkah tafsir mauḍū’ī.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Hakikat ṭarīqah di  dalam Al-
Qur’an adalah sebagai jalan, baik itu jalan dalam konteks makna yang hakiki 
maupun jalan yang bermakna metaforis, yaitu jalan yang ditempuh dalam 
kehidupan, berupa pemikiran, kepercayaan, mazhab, perangai, tingkah laku 
atau kebiasaan. Term ṭarīqah dengan berbagai bentuk derivasi terulang  
terulang 11 kali, antara lain terdapat pada, QS al-Nisā’/4: 168, QS al-Nisā’/4: 
169, QS al-Mu’minūn/23: 17, QS Ṭāha/20: 63, QS Ṭāha/20: 77, QS Ṭāha/20: 
104, QS al-Aḥqāf/46: 30,  QS al-Jinn/72: 11, QS al-Jinn/72: 16, QS al-
Tāriq/86: 1 dan 2; 2) Terdapat empat bentuk penggunaan term ṭarīqah di 
dalam Al-Qur’an, antara lain ṭarīqah, ṭarīq, ṭarāiq dan ṭāriq. Adapun bentuk 
makna ṭarīqah yang digunakan di dalam Al-Qur’an adalah  jalan (baik yang 
bermakna hakiki maupun metafor), adat dan kebiasaan, pemikiran, 
kepercayaan dan agama, sekte atau aliran dan benda benda-benda luar 
angkasa; dan 3) Fungsi ṭarīqah bagi manusia di dalam Al-Qur’an, antara lain 
untuk menuntun manuisa kepada jalan yang lurus dan menghindari jalan 
yang sesat serta mendorong untuk melakukan amal saleh. Adapun manfaat 
ṭarīqah bagi manusia, a) dicurahkannya rezeki yang melimpah bagi siapa saja 
yang menempuh ṭarīqah yang lurus; dan b) al-ṭāriq dan tarāiq yang 
bermakna benda-benda luar angkasa, bermanfaat sebagai penunjuk arah dan 
waktu bagi manusia.  

Penelitian berimplikasi terhadap pentingnya pengetahuan tentang 
ṭarīqah. Hal ini agar diperoleh pedoman dan petunjuk Al-Qur’an tentang 
ṭarīqah-ṭarīqah yang boleh ditempuh dalam kehidupan dan menghindari 
ṭarīqah yang sesat. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai 
bahaan bacaan, referensi dan rujukan, baik formal maupun non-formal,  serta 
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Al-
Qur’an dan Tafsir. 
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ABSTRACT 
Name  :  Muhammd Idris 
Student ID  :  80600221026 
Title  : Ṭarīqah from the Perspective of The Qur'an (A Study of 

Thematic Exegesis) 
 

This research discusses the concept of ṭarīqah by exploring and 
analyzing verses in the Qur'an that use the term ṭaraqa. The main issues in 
the study are formulated into three research questions: 1) What is the 
essence of ṭarīqah in the Qur'an?; 2) What is the form of ṭarīqah in the 
Qur'an?; and 3) What is the urgency of ṭarīqah in the Qur'an? 

This research is a qualitative library research study. It employs both an 
exegesis approach and a Sufi approach. The data sources for this research 
consist of primary and secondary data. The primary data are the verses of the 
Qur'an that use the term ṭaraqa. The secondary data are books or literature 
related to this research. These data are collected and analyzed based on the 
steps of thematic exegesis (tafsir mauḍū’ī). 

The results of the research show that: 1) The essence of ṭarīqah in the 
Qur'an is a path, both in the literal sense and in a metaphorical sense, 
representing a path taken in life, such as thought, belief, school of thought, 
behavior, or habit. The term ṭarīqah, with its various derivations, appears 11 
times, including in QS al-Nisā’/4: 168, QS al-Nisā’/4: 169, QS al-
Mu’minūn/23: 17, QS Ṭāha/20: 63, QS Ṭāha/20: 77, QS Ṭāha/20: 104, QS al-
Aḥqāf/46: 30, QS al-Jinn/72: 11, QS al-Jinn/72: 16, QS al-Tāriq/86: 1 and 2. 2) 
There are four forms of the term ṭarīqah in the Qur'an: ṭarīqah, ṭarīq, ṭarāiq, 
and ṭāriq. The meanings of ṭarīqah used in the Qur'an include paths (both 
literal and metaphorical), customs and habits, thoughts, beliefs and religions, 
sects or schools of thought, and celestial objects. 3) The functions of ṭarīqah 
for humans in the Qur'an include guiding people to the straight path and 
avoiding the wrong path, as well as encouraging righteous deeds. The 
benefits of ṭarīqah for humans include: a) the provision of abundant 
sustenance for those who follow the straight path; and b) al-ṭāriq and tarāiq, 
meaning celestial objects, which serve as guides for direction and time for 
humans. 

This research highlights the importance of understanding ṭarīqah to 
obtain guidance from the Qur'an on permissible paths in life and to avoid 
misguided paths. Additionally, this research can serve as reading material, 
reference, and citation, both formally and informally, enriching the body of 
knowledge, particularly in the field of Qur'anic Studies and Exegesis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fenomena dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, sudah cukup 

memprihatinkan, “esternisasi” yang diharapkan malah justru westernisasi 

yang tidak terbendung yang terjadi. Masyarakat dengan begitu mudahnya 

menerima bahkan menelan mentah-mentah arus budaya globalisasi yang 

masuk ditengah kehidupan. Masyarakat seperti tidak siap menerima 

perubahan yang begitu cepat terjadi, di bidang kemajuan teknologi, budaya, 

sosial, persaingan ekonomi, bahkan perubahan politik yang berimbas pada 

perubahan perilakunya. Sehingga hal ini tanpa terasa berakibat pada 

timbulnya ketegangan moral. Semakin maju suatu masyarakat, maka semakin 

banyak yang harus diketahui orang dan sulit untuk mencapai ketenangan dan 

kebahagiaan hidup,1 sebab kebutuhan hidup manusia semakin meningkat dan 

semakin banyak persaingan dan perebutan kesempatan untuk meraih 

keuntungan- keuntungan.  

Di tengah laju moderenisasi yang pesat, terdapat gejala “kesengsaraan 

modernisasi”. Kesengsaraan modernisasi adalah terbentuknya ketegangan 

psikososial di tengah masyarakat berupa semakin meningkatnya angka-angka 

kriminalitas yang disertai dengan tindak kekerasan, pemerkosaan, 

pembunuhan, judi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, minuman keras, 

kenakalan remaja, prostitusi, bunuh diri, gangguan jiwa (depresi mental), dll.2  

 
1 Zakiyah Darajat, Islam Dan Kesehatan Mental (Jakarta: Bulan Bintang, 1982). h. 62. 

2 Dadang Hawari, Al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa (Yogyakarta: 
Dana Bhakti Prima Yasa, 1999). h.43. 
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Ketegangan moral tersebut bukan hanya dialami oleh masyarakat 

lapisan atas saja, namun juga dialami oleh masyarakat lapisan bawah. 

Masyarakat lapisan atas dan bawah mencoba mempertahankan kehidupannya 

dengan bekerja keras dengan jalan apa saja, apakah itu halal atau haram, kalau 

perlu dengan cara kekerasan.  Kehidupan modern saat ini menuntut siapapun 

untuk lebih arif dan bijaksana dalam menyikapinya. Pengaruh modernisasi 

disikapi oleh masyarakat dengan cara yang beragam, ada sebagian orang yang 

larut dalam arus kehidupan modern yang hedonistik dan materialistik. 

Sebagian masyarakat juga ada yang meresponnya dengan cara menarik diri 

dari hingar bingar kehidupan modernisasi dan menenggelamkan dirinya 

dalam dunia spiritual guna meningkatkan kekayaan ruhaninya.3  

Kemoderenan menampilkan dua sisi mata pedang. Di satu sisi, ia menjadi 

keniscayaan bagi sebuah perubahan zaman. Sedangkan di sisi lain, 

kemoderenan ditengarai telah melahirkan nestapa kemanusiaan yang serius 

dan harus dibayar mahal dalam sejarah kehidupan umat manusia sejagat. Oleh 

sebab itu, manusia (umat Islam) dituntut untuk senantiasa mengedepankan 

kecendurungan spiritual sebagai tameng dalam menghadapi berbagai 

ancaman kerusakan (moral dan akhlak) yang terjadi.4 

Pada dasarnya manusia memilki dua kecenderungan untuk meniti jalan 

kebaikan dan keburukan. Kecenderungan tersebut merupakan dasar dan 

naluri manusia yang dipilih dan ditentukan berdasarkan hasil ikhtiyār akal 

dan olah spiritualitas manuisa sendiri.  Hal ini sebagaiaman dalam QS al-

 
3 Sapari, ‘Tarekat Sebagai Media Pembinaan Mental (Studi Analisis Terhadap 

Tawasulan Di Pondok Pesantren Nurul Huda Manjul Cirebon)’ (Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta). h. 2-3. 

4 Ali Usman, Kiai Mengaji Santri Acungkan Jari: Refleksi Kritis Atas Tradisi Dan Pemikiran 
Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016). h. 92. 
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Syams/91: 7-8 tentang dua potensi yang dimiliki manuisa, yaitu fujūr sebagai 

potensi berbuat kejahatan dan taqwā adalah potensi berbuat kebaikan.  

ٍ مَاٍوَنَفْس  ىهَاٍ ٍوَّ هَمَهَاٍسَوّٰ
ْ
ل
َ
ٍٍٍوَتَقْوٰىهَاٍ ٍوْرَهَافُجٍٍٍُفَا

Terjemahnya: 

(7) dan demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)-nya (8) lalu Dia 
mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya5 (QS al-
Syams/91: 7-8) 

Kata fujūr merupakan manifestasi dari jalan-jalan keburukan. Sedangkan 

term taqwā menunjukkan makna jalan kebaikan yang diridahi berdasarkan 

petunjuk Al-Qur’an dan sunnah.6 Kedua makna tersebut menunjukkan bahwa 

manusia memilki kedua kecenderungan yang disebut di atas. 

Jalan-jalan yang menunjukkan kecenderungan manusia kepada kebaikan 

dan keburukan disebut dengan istilah ṭarīqah. Penggalan kata ṭarīqah telah 

baku dalam penggunaan Bahasa Indonesia dengan istilah tarekat. Dalam 

bahasa Indonesia kata tarekat bermakna: jalan; jalan menuju kebenaran 

(dalam Tasawuf); cara atau aturan hidup (dalam keagamaan atau ilmu 

kebatinan); persekutuan para penuntut ilmu tasawuf.7 Makna-makna yang 

ditunjukkan oleh para ahli kajian Bahasa Indonesia menampakkan bahwa kata 

tersebut merujuk pada kajian ilmu tertentu dalam dunia keilmuan Islam.  

Namun penggunaan kata tarekat sendiri dalam dunia keilmuan Islam 

berawal pada abad pertama hijriyah ketika seorang ulama terkemuka 

memusatkan perhatian pada persoalan jiwa yang merupakan inti 

 
5Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Cet. I (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Al-Qur’an, 2019). h. 595 

6 ‘Abd al-Karīm bin Hawzān bin ‘Abd al-Malik Al-Qusyairī, Latāif Al-Isyārāt, Juz  III, Cet. 
III (Kairo: al-Hai’ah al-Misriyah). h. 733. 

7 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 
2008). h. 1632. 
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pembentukan akhlak. Begitupun juga pada abad selanjutnya penggunaan kata 

tarekat sudah menjadi sebuah kelompok seperti pada Tarekat Taifuri.8  

Jika diperhatikan maka kata tarekat tergolong kata serapan yang 

bersumber dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kata ṭarīq atau ṭarīqah dan 

bentuk pluralnya ṭarāiq atau ṭurūq. Secara etimologis bermakna:sistem atau 

metode (uslub), jalan atau cara (maslak).9 Di dalam ilmu tasawuf, istilah 

tarekat tidak hanya ditujukan pada aturan atau cara-cara tertentu yang 

digunakan oleh seorang syaikh tarekat dan bukan pula terhadap kelompok 

yang menjadi pengikut salah seorang syaikh tarekat, tetapi meliputi segala 

aspek ajaran yang ada di dalam agama Islam, seperti salat, puasa, zakat, haji 

dan sebagainya yang dirangkum dalam istilah zikir, yang semuanya itu 

merupakan jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah swt. Maskipun 

dalam tarekat yang sudah melembaga itu semua ditambah dengan 

pengamalan lain melalui tuntunan dan bimbingan seorang syaikh melalui 

bai’at. Pada kenyataannya inti ajaran yang dikembangkan dalam tarekat tetap 

berlandaskan Al-Qur’an meskipun harus melalui proses penafsiran yang 

dipaksakan seperti dalam ajaran zikir dan bai’at.10 

Sementara pemaknaan etimologi al-ṭarīqah dalam bahasa arab tidak 

memiliki makna yang berbeda dengan bahasa Indonesia namun makna bahasa 

Arab lebih umum dibandingkan bahasa Indonesia yang sifatnya lebih khusus.  

Ibnu Manzūr menyebut bahwa kata al-ṭarīqah bermakna al-sabīl (perangai, 

tingkah laku, kebiasaan).11 Beberapa pemaknaan etimologi al-ṭarīqah dalam 

 
8 Mubarak and Mutawakkil, ‘Tarekat Dalam Al Qur’an’, Tafsere, 7.1 (2019),h. 59-60.. 

9Jama‘ah min Kibār al-Lugawiyyin al-‘Arab, Al-Mu‘jam Al-‘Arabia Al-Asasi (al-
Munaẓẓamah al-‘Arabiyah li al-Tarbiyah wa al-Ṡiqafah wa al-‘Ulūm). h. 345. 

10 Sayyid Nur bin Sayyid Ali, Tasawuf Syar’i: Kritik Atas Kritik (Jakarta: Penerbit Hikmah, 
2003). h. 135. 

11Jamāl al-Dīn Ibnu Manżūr, Lisān Al-‘Arab (Beirut: Dār Ṣādir). h. 2665. 
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bahasa Arab tidak memiliki makna yang berbeda dengan bahasa Indonesia 

namun makna bahasa Arab lebih umum dibandingkan bahasa Indonesia yang 

sifatnya lebih khusus. 

Dengan demikian, ṭarīqah atau tarekat memiliki dua pengertian. 

Pertama, berarti metode atau jalan spiritual suatu individu dalam 

mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Kedua, 

sebagai institusi kaum sufi yang ditandai dengan adanya lembaga formal yang 

menaunginya. 

Sementara penyebutan istilah ṭarīqah di dalam Al-Qur’an, dengan 

berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak 11 kali.12 Penggunaan kata 

ṭarīqah dalam Al-Qur’an menunjukkan konotasi baik dan buruk. Dalam artian 

bahwa term ṭarīqah dalam Al-Qur’an menunjukkan makna jalan kebaikan dan 

jalan keburukan. 

Penggunaan kata ṭarīqah yang berkonteks pada makna jalan keburukan, 

misalnya terdapat pada QS al-Nisā’/4: 169. 

ذِيْنٍٍٍَاِنٍَّ
َّ
فَرُوْاٍٍال

َ
مُوْاٍٍك

َ
مٍٍٍْوَظَل

َ
نٍٍٍِل

ُ
ٍٍٍُيَك هُمٍٍٍْلِيَغْفِرٍٍٍَاللّّٰ

َ
اٍٍل

َ
اٍٍطَرِيْقًاٍ ٍٍلِيَهْدِيَهُمٍٍْوَل

َّ
مٍٍٍَطَرِيْقٍٍٍَاِل ٍجَهَنَّ

بَدًاٍفِيْهَآٍخٰلِدِيْنٍَ
َ
انٍٍٍَ ا

َ
ىٍذٰلِكٍٍَوَك

َ
ٍٍِعَل ٍٍيَسِيْرًاٍٍاللّّٰ

ٍ
Terjemahnya: 

(168)  Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan melakukan kezaliman, 
Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada 
mereka jalan apa pun, (169)  kecuali jalan ke (neraka) Jahanam. Mereka 
kekal di dalamnya selama-lamanya. Hal itu bagi Allah (sangat) mudah.13 

Kalimat “tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan apa pun,  kecuali 

jalan ke (neraka) Jahanam” dapat dipahami dalam arti tidak akan mengantar 

 
12 Muḥammad Fu’ad ‘Abd Al-Bāqī, Mu’jam Mufahras Li Alfāẓ Al-Qur’ān Al-Karīm (Kairo: 

Dār al-Kutub al-Miṣriyah). h. 425. 

13 Kementerian Agama RI. h. 104. 
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ke jalan kebahagiaan di dunia ini, atau jalan menuju pengamalan tuntunan-

tuntunan-Nya sebagaimana dimohonkan dalam QS al-Fatihah/1: 6: lhdinā al-

sirāṭ al-mustaqīm. Dinafikannya hidayah merupakan peringatan bahwa 

kekufuran dan kezaliman dapat mengakibatkan jiwa dipenuhi oleh kekaburan 

yang menghalangi masuknya hidayah ke dalamnya. Peringatan ini 

dimaksudkan agar mereka menghindar dari kekufuran dan kezaliman itu, 

karena jika tidak, boleh jadi mereka terjerumus dalam kesulitan yang tidak 

dapat di atasi oleh siapa pun. Yang dimaksud dengan tidak ada jalan adalah 

tidak ada kemudahan yang mereka peroleh untuk meraih sebab-sebab yang 

mengantar mereka ke jalan yang mereka harapkan, selain jalan menuju ke 

neraka Jahannam.14 

Sementara kata ṭarīqah yang berkonteks pada makna jalan kebaikan, 

misalnya terdapat QS. al-Aḥqāf/46: 30. 

وْا
ُ
ٍٍكِتٰبًاٍسَمِعْنَاٍاِنَّاٍيٰقَوْمَنَآٍقَال

َ
نْزِل

ُ
قًاٍٍمُوْسٰىٍبَعْدٍٍِمِنٍْْۢا مَاٍمُصَد ِ ِ

 
ىٍيَهْدِيٍٍْٓيَدَيْهٍٍِبَيْنٍٍَل

َ
ٍٍاِل ِ

حَق 
ْ
ٍٍال

ى
ٰ
ٍٍٍوَاِل سْتَقِيْم ٍٍطَرِيْق  ٍٍٍمُّ

Terjemahnya: 

Mereka berkata, “Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah 

mendengarkan Kitab (Al-Qur’an) yang diturunkan setelah Musa sebagai 

pembenar (kitab-kitab) yang datang sebelumnya yang menunjukkan pada 

kebenaran dan yang (membimbing) ke jalan yang lurus.15 

Kata tarīq al-mustaqīm menunjukkan makna bahwa Al-Qur’an 

merupakan kitab petunjuk yang dapat membawa manusia menuju jalan 

taqwā.16  Hal ini karena Al-Qur’an merupakan firman Allah yang berisikan 

petunjuk dan syariat bagi manusia agar mendapatkan jalan yang benar. Al-

 
14 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 2 

(Jakarta: Lentera Hati, 2011). h. 672 

15 Kementerian Agama RI. h. 491. 

16Lihat QS al-Syams/91: 8. 
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Qur’an berfungsi sebagai sumber ajaran Islam, serta sebagai dasar petunjuk 

manusia di dalam berfikir, berbuat dan beramal.  

Sementara dari sudut pandang yang lain, akal juga termasuk instrumen 

dalam konteks menentukan ṭarīq mustaqīm. Di dalam perspektif Islam, akal 

sebenarnya yang memelihara manusia di jalan lurus dan mencegahnya dari 

kesesatan. Hal ini dipertegas dengan banyaknya ayat Al-Qur’an yang 

menyamakan orang yang sesat dengan orang yang tidak menggunakan 

pikirannya. Sebagaimana dalam ungkapan Al-Qur’an “lā ya’qilūn” (mereka 

tidak mengerti) atau “lā yafqahūn (mereka tidak memahami). Kata ya’qilūn 

berkakar dari kata “aqala’ yang bertalian dengan ‘aql atau  lā yafqahūn, 

berakar dengan akar kata faqiha yang berarti pengertian atau pengetahuan.17 

Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan akal dan pengetahuan untuk 

memanifestasikan petunjuk Al-Qur’an dalam memilih jalan yang lurus yang 

ditunjukkan oleh Al-Qur’an tersebut. 

Selain itu, term ṭarīqah dalam Al-Qur’an yang meskipun secara litreal 

bermakna jalan kebaikan, juga mempunyai makna simbolik. Misalnya perintah 

Allah swt untuk tetap istiqāmah18 atau konsisten agar senantiasa berjalan di 

atas ṭarīqah agar dianugerahi air yang melimpah. Konteks makna ini terdapat 

pada QS al-Jinn/72: 16. 

نٍْ
َ
ا وٍٍِوَّ

َّ
ىٍتَقَامُوْااسٍٍْل

َ
رِيْقَةٍٍِعَل سْقَيْنٰهُمٍٍْالطَّ

َ
ا
َ
اۤءًٍٍل ٍٍٍغَدَقًاٍ ٍمَّ

Terjemahan 

Seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), niscaya 

Kami akan mencurahkan air yang banyak (rezeki yang cukup).19 

 
17 Sayyid Husein Nasr, Taswauf Dahulu Dan Sekarang (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). 

h. 57. 

18 Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṡīr Al-Ṭabarī, Jāmi’ Al-Bayān Fī Ta’wīl 
Al-Qur’ān, Juz XXIII, Cet. I (Muassasah al-Risālah, 2000). h. 662. 

19 Kementerian Agama RI. h. 573. 
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Analogi yang terdapat pada di atas bahwa air merupakan sumber 

kehidupan20 yang membawa banyak keuntungan dan rezeki. Orang-orang 

umumnya memilih bermukim di dekat sumber air sehingga dapat melakukan 

dan menjalani kehidupan yang baik. Perintah Allah swt sebagai simbol 

menapaki jalan yang benar, yaitu agama Islam21 yang disertai keimanan dan 

ketaatan sebagai ṭarīqah, seperti orang yang bermukim dengan sumber air 

sehingga mengarungi kehidupan dengan rezeki yang baik dan rasa aman.22  

Sementera reward dari konsistensi berjalan di atas ṭarīqah Islam ialah 

mā’ gadaqan. Kalimat mā’ gadaqan memilki beberapa makna antara lain, air 

yang melimpah (makna zahir) atau rezeki yang lancar dalam mengarungi 

kehidupan.23 Selain itu, makna kalimat mā’ gadaqan dapat juga merupakan 

simbol dari ilmu pengetahuan.24 Makna terakhir tersebut sebagaimana yang 

disebut pada hadis Rasulullah saw. 

عْتُ عَاصِمَ بْنَ  ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ دَاوُدَ، سََِ ثَ نَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّ حَدَّ
وَةَ، يَُُدِ ثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَِ  يلٍ، عَنْ كَثِيِر بْنِ قَ يْسٍ، قاَلَ: كُنْتُ رَجَاءِ بْنِ حَي ْ

جَالِسًا مَعَ أَبِ الدَّرْدَاءِ، فِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَ قَالَ: يََ أَبََ 
تُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِِدِيثٍ بَ لَغَنِِ،  رْدَاءِ: إِنّ ِ جِئ ْ الدَّ

ثهُُ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِِاَجَةٍ، قَالَ فَإِنّ ِ    أنََّكَ  تَُُدِ 
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: مَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَطْلُبُ فِيهِ  سََِ

 
20 Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb Al-Syarbīnī, Al-Sirāj Al-Munīr Fī Al-

I’ānah ‘Alā Al-Ma’Rifah, Juz IV (Kairo: Maṭba’ah Būlāq, 1285). h 404. 

21 Muḥammad bin ‘Ālī bin Muḥammad bin ‘Abdullāh Al-Syaukānī, Fatḥ Al-Qadīr, Juz V, 
Cet. I (Damaskus: Dār Ibnu Kaṡīr, 1414). h. 369. 

22 Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, Tafsīr Al-Marāgī, Juz XXIX, Cet. I (Kairo: Maktabah wa 
Maṭbu’ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1946). h. 101. 

23 Abū Muḥammad Ḥammūsy bin Muḥammad bin Mukhtār al-Qaisī Al-Qīrūnī, Al-
Hidāyah Fī Bulūq Al-Nihāyah, Juz XII, Cet. I (Majmu’ah Baḥūṡ al-Kitāb wa al-Sunnah, 2008). 
7771. 

24 Sa’īd Ḥawwā, Al-Asās Fī Al-Tafsīr, Juz XI, Cet. VI (Kairo: Dār al-Salām, 1412). h. 6175-
6179. 
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لْْنََّةِ، وَإِنَّ الْمَلََئِكَةَ لتََضَعُ أَجْنِحَتَ هَا عِلْمًا سَلَكَ اللََُّّ بِهِ طَريِقًا مِنْ طرُُقِ ا
رِضًا لِطاَلِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالَِ ليََسْتَ غْفِرُ لَهُ مَنْ فِ السَّمَوَاتِ، وَمَنْ فِ 
الَْْرْضِ، وَالِْيِتَانُ فِ جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِِِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ 
لَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائرِِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثةَُ الْْنَبِْيَاءِ، وَإِنَّ   الْقَمَرِ ليَ ْ
 الْْنَبِْيَاءَ لَِْ يُ وَر ثِوُا دِينَاراً، وَلََ دِرْهََاً وَرَّثوُا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بَِِظٍ  وَافِرٍ 

 25)روه ابو داود(

Artinya: 
Menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad, menceritakan kepada 
kami ‘Abdullāh bin Dāwud, aku mendengar ‘ ṣĀ im bin Rajā bin Haiwah, 
menceritakan dari Dāwud bin Jamīl, dari Kaṡīr bin Qais, ia berkata, "Aku 
pernah duduk bersama Abu Dardā’ di masjid Damaskus, lalu datanglah 
seorang laki-laki kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Dardā’, 
sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah saw (Madinah) 
karena sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau 
meriwayatannya dari Rasulullah saw dan tidaklah aku datang kecuali untuk 
(hadis)itu". Abu Dardā’ lalu berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw 
bersabda: "Barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan 
mempermudahnya jalan ke surga. Sesuungguhnya, para Malaikat 
merendahkan sayapnya sebagai keridaan kepada penuntut ilmu. Orang 
yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga 
ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan serang alim dibanding ahli ibadah 
seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. 
Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar 
dan dirham (harta), mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa 
mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak." (HR Abū 
Dāwud)  

Hadis menegaskan keutamaan ilmu pengetahuan dan orang ilmu 

pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai air yang melimpah merupakan 

anugerah dalam menempuh ṭarīqah. Begitupun ilmu pengetahuan merupakan 

jalan (ṭarīqah) menuju jalan-jalan yang kebaikan yang diridahi oleh Allah 

swt.26 

 
25 Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṡ Al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, Juz III  (Beirut: al-

Maktabah al-‘Aṣriyah). h. 317. 

26 Abū Ibrāhīm Muḥammad bin Ismā’il bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-Ḥasanī Al-Ṣan’ānī, 
Al-Tanwīr Syarḥ Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr, Juz X, Cet. I (Riyad: Maktabah Dār al-Salām, 2011). h. 265. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka penggunaan kata ṭarīqah dalam 

Al-Qur’an secara umum menunjukkan makna jalan yang ditempuh manusia, 

baik jalan kebaikan atau keburukan. Untuk itu, penelusuran dan kajian lebih 

lanjut terkait dengan ṭarīqah penting untuk dilakukan. Hal ini untuk 

mengetahui lebih jauh hakikat dan bentuk-bentuk dari jalan-jalan (kebaikan 

dan keburukan) tersebut. Dalam menyelami agama, membutuhkan 

pemahaman yang lebih presisi tentang hal-hal tertentu. Agar tidak dipahami 

dengan hal-hal yang sifatnya pemahaman tekstual saja atau hanya sebagai 

hafalan dalil-dalil. Di titik ini, dibutuhkan makna, sesuatu yang lebih hakiki 

untuk dipahami sehingga menjadi pedoman terhadap hal-hal yang dapat 

ditempuh untuk menapaki jalan kebaikan dan menghindari jalan keburukan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut 

1. Bagaimana hakikat ṭarīqah dalam Al-Qur’an? 

2. Bagaimana wujud ṭarīqah dalam Al-Qur’an? 

3. Bagiamana urgensi ṭarīqah dalam Al-Qur’an? 

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Defenisi Operainal 

Pengertian judul merupakan uraian dan penjelasan terhadap variabel 

pada judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan 

pemahaman terhadap variabel-variabel judul penelitian. Selain itu, juga 

memberikan batasan dan cakupan penelitian. Adapun penjelasan terhadap 

variabel judul tersebut ialah sebagai berikut. 

a. Ṭarīqah Perspektif Al-Qur’an 
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Kata ṭarīqah menunjuk kepada makna jalan. Dalam penelitian ini, ṭarīqah 

yang dimaksud ialah jalan kehidupan yang ditempuh manusia, apakah jalan 

tersebut merupakan kebaikan ataupun jalan keburukan. Sementara kata, 

perspektif bermakna sudut pandang terhadap sesuatu dan pandangan.27 

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

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

b. Tafsir Mauḍū’ī 

Istilah tafsir mauḍū’ī terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan mauḍū’ī, yang 

keduanya merupakan istilah dari bahasa Arab. Kata tafsir secara etimologi 

berarati keterbukaan atau kejelasan. Adapun secara terminologis, terdapat 

berbagai formulasi yang dikemukakan oleh para pakar. Meskipun demikian, 

pengertian tafsir secara sederhana dapat dipahami sebagai penjelasan tentang 

maksud firman-firman Allah swt sesuai dengan kemampuan manusia.28 

Sementara istilah mauḍū’ī berasal dari akar kata waḍa’a yang berarti 

menurunkan sesuatu ke bawah atau meletakkan ke tanah.29 Istilah mauḍū’i 

juga biasanya diartikan dengan tema. 

Secara terminologis, menurut M. Quraish Shihab, (tafsir) mauḍū’ī  

merupakan suatu metode tafsir yang mengarahkan kepada tema tertentu, 

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

menghimpun semua ayat yang terkait dengan tema, menganalisis, dan 

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

khsusus (‘ām dan khās), mutlak dengan yang muqayyād, yang nāsikh dengan 

 
27 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. h. 1301. 

28 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda 
Ketehui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an (Tangerang: Lentera Hati, 2015). h. 9. 

29 Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, Mu’jam Maqāyyis Al-Lugah (Kairo: Dār al-Fikr, 1979). 
h. 117. 
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yang mansūkh, dll. Selain itu, juga diperkaya dengan uraian dengan hadis-hadis 

yang berkaitan. Terakhir, disimpulkan dalam satu pandangan menyeluruh.30 

Secara singkat, tafsir mauḍū’ī ialah metode tafsir yang berusaha 

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

mauḍū’ī juga disebut dengan tafsir tematik.  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelusuran dan analisis terhadap term ṭaraqa 

dalam al-Qur’an.  Penelusuran dan analisis terhadap term tersebut ialah untuk 

menemukan konsep Al-Qur’an terhadap konsep ṭarīqah dalam Al-Qur’an 

dengan menguraikan hakikat, wujud dan urgensi ṭarīqah dalam Al-Qur’an. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan identifikasi terhadap literatur dan penelitian 

terdahulu untuk menemukan relevansi dan signifikansi yang bertujuan untuk 

memastikan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam 

penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan literatur 

(penelitian terdahulu) yang memiliki signifikansi dengan penelitian ini. 

Meskipun demikian, terdapat beberapa literature yang memilki relevansi 

dengan penelitian ini. Uraian terhadap literatur-literatur tersebeut ialah 

sebagai berikut. 

Pertama, tesis yang ditulis oleh Nurbaety Mustahele yang berjudul 

“Makrifat Dalam Al-Qur’an (Study Atas Tafsir Al-Azhar)” di Institut PTIQ 

Jakarta, tahun 2017.31 Tesis tersebut merupakan studi tokoh dan pemikiran 

dengan menggunakan metode tafsir tematik (tafsir mauḍu’ī), yaitu dengan 

 
30 Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketehui Dalam 

Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an. h. 385. 

31 Nurbaety Mustahele, ‘Makrifat Dalam Al-Qur’an (Study Atas Tafsir Al-Azhar)’ (Institut 
PTIQ Jakarta, 2017). 
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menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang satu 

masalah atau tema makrifat dalam Al-Qur’an. Ayat-ayat yang dihimpun 

kemudian dianalisis berdasarkan pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-

Azhar. 

Tesis tersebut menjelaskan bahwa menurut Hamka,  ṭarīqah ialah jalan 

untuk mencapai marikfat kepada Allah swt. Makrifat ialah nūr ‘alā nūr (cahaya 

di atas cahaya). Cahaya ialah petunjuk Ilahi memantul kedalam cahaya hati 

yang telah lepas dari gosokan (jiwa). Disamping takwa, maka ditempuh 

metode wasīlah dan ṭarīqah, yaitu jalan-jalan dan cara-cara supaya kian lama 

kian mendekati Allah, yaitu dengan memperbanyak amal ibadah, berbuat 

kebajikan, menegakkan budi yang tinggi, belas kasihan kepada sesama 

manusia. Bertambah banyak amal kebajikan, maka akan semakin mendekati 

rida Allah swt. 

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Penelitian tersebut 

menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan tema makrifat, sedangkan 

penelitian menghimpun ayat menggunakan term ṭaraqa dalam Al-Qur’an. 

Selain itu, penelitian tersebut merupakan studi tokoh dan pemikiran, yaitu 

studi atas pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Sedangkan penelitian 

ini tidak terbatas dari satu pemikiran tokoh tertentu, akan tetapi menghimpun 

berbagai pemikiran tafsir dari berbagai kitab-kitab tafsir. 

Kedua, tesis Hakki Akmal Labib yang berjudul “Konsep Ḥubb Dalam Al-

Qur’an (Studi Analisis Kitab Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm Karya Al-Tusturī”, di UIN 

Walisongo Semarang, tahun 2018. 32 Tesis tersebut merupakan studi tokoh dan 

pemikiran dengan menggunakan metode tafsir tematik (tafsir mauḍu’ī), yaitu 

 
32 Hakki Akmal Labib, ‘Konsep Ḥubb Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Kitab Tafsīr Al-

Qur’ān Al-‘Azīm Karya Al-Tusturī’ (UIN Walisongo Semarang, 2018). 
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dengan menghimpun seluruh dan menganalis seluruh ayat yang menggunakan 

term ḥubb dalam Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm karya Al-Tusturī . 

Tesis menjelaskan bahwa menurut al-Tusturī, ḥubb merupakan suatu 

jalan dengan keadaan hati yang merasakan keagungan, kemuliaan dan 

kehadiran serta ketenangan bersama Allah Swt. Ḥubb merupakan anugerah 

yang agung, tidak diminta dan tidak ditunggu juga tidak bisa dipaksakan. Ḥubb 

hadir bersama zikir dengan kuncinya adalah makrifat. Prakteknya adalah 

dengan menerapkan cinta kepada Allah dan Nabi, zuhud kepada dunia, 

mengikuti kitab dan sunnah, dan takut memperturutkan syahwat yang 

mendorong tegelincir dalam kesesatan. Selain itu, relevansi konsep ḥubb 

menurut al-Tusturī dengan psikologi Abraham Maslow dikatakan sangat 

relevan. Hal dikarenakan ḥubb cocok dengan hirarki kebutuhan dasar 

Abaraham Maslow, yaitu; kebutuhan-kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan 

rasa aman, kebutuhan pengakuan dan kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan 

kebutuhan akan aktualisasi diri. Dalam konteks kehidupan sosial, konsep ḥubb 

menurut al-Tusturī bila diamalkan dapat berpengaruh kepada pribadi 

seseorang, dalam membentuk pribadi yang senantiasa mendekatkan diri 

kepada Allah, senantiasa komitmen kepada kebaikan, dan senantiasa fokus 

pada masa depan. 

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Penelitian tersebut 

menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan term ḥubb, sedangkan 

penelitian menghimpun ayat menggunakan term ṭaraqa dalam Al-Qur’an. 

Selain itu, penelitian tersebut merupakan studi tokoh dan pemikiran, yaitu 

studi atas pemikiran Al-Tusturī dalam Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm. Sedangkan 

penelitian ini tidak terbatas dari satu pemikiran tokoh tertentu, akan tetapi 

menghimpun berbagai pemikiran tafsir dari berbagai kitab-kitab tafsir. 
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Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Mubarak dan Mutawakkil dengan judul 

“Tarekat dalam Al-Qur’an” pada jurnal tafsere volume 7, nomor 5, tahun 

2019.33 Tulisan tersebut mengemukakan penelusuran terhadap ayat-ayat 

dengan term ṭarīqah dalam Al-Qur’an kemudian menarik makna-makna term 

ṭarīqah yang terkandung pada ayat-ayat yang ditelusuri.   

Adapun makna ṭarīqah yang diungkap penelitian tersebut ialah antara 

lain, 1)  tarekat yang bermakna bintang, sebagaimana terdapat pada  QS al-

Ṭāriq/86: 1-2; 2) tarekat bermakna sekte atau aliran, sebagaimana terdapat 

pada QS al-Jinn/72: 11; 3) tarekat bermakna agama, Islam, keimanan atau 

kesesatan dan kekafiran, sebagaimana terdapat pada QS al-Jin/72: 16; 4) 

tarekat yang bermakna suatu pemikiran, keputusan, dan pandangan yang 

tepat, sebagaimana terdapat pada QS Ṭāhā/20: 104; 5) tarekat yang bermakna 

profesi berupa sihir atau kedudukan baik dalam keilmuan maupaun jabatan, 

sebagaimana terdapat pada QS Ṭāhā/20: 63; 6) tarekat yang bermakna 

sesuatu yang tersusun, berlapis-lapis, atau merupakan suatu lintasan atau 

orbit, sebagaimana  terdapat pada QS al-Mu’minūn/23: 17; dan 7) tarekat yang 

bermakna jalan, sebagaimana terdapat pada QS Ṭāhā/20: 77.  

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Tulisan terebut hanya 

mengungkap makna ṭarīqah. Adapun penelitian ini tidak hanya 

mengungkapkan makna (hakikat), tetapi juga mengungkapkan wujud dan 

urgensi ṭarīqah dalam Al-Qur’an.  

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Moh. Fauzi, Sulistiyono dan Iwan 

Kuswandi dengan judul “Konstruksi Integragi Al-Qur’an-Tarekat-Sains Dalam 

Kurikulum Pesantren Al-Qur’an” pada Jurnal Reflektika, volume 18, nomor 2 

 
33 Mubarak and Mutawakkil, ‘Tarekat Dalam Al Qur’an’, Tafsere, 7.1 (2019).  
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tahun 2023.34 Penelitian tersebut berusaha mencari implementasi dari 

integrasi Al-Qur’an, tarekat dan Sains di Pesantren Al-Amien Prenduan 

Sumenep, Madura, Jawa Timur. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari Integrasi Al-

Qur'an-Tarekat-Sains dalam Ma'had Tahfidh Al-Qur'an, Pesantren Al-Amien 

Prenduan dilakukan selama 24 jam karena pendidikan yang dirancang 

berdasarkan kurikulum siswa selama 24 jam dengan menggabungkan 

program kepondokan (pondok pesantren), sekolah dan program tahfizl Al-

Qur’an. Dalam penanamannya dapat ditemukan karakter religius dan cerdas, 

yang dilakukan pada pelaksanaan salat tahajud dan salat berjamaah serta 

budaya membaca salawat fātiḥ . Sedangkan karakter jujur, dirancang dalam 

pelaksanaan ujian baik tertulis, lisan, maupun hafalan Al-Qur’an. Selain itu, 

karakter toleransi dan persahabatan mewarnai kehidupan di ruang siswa 

serta organisasi kemahasiswaan yang berkarakter disiplin. 

Penelitian terebut berbeda dengan penelitian ini. Penelitian terebut 

mengolah data empirik di lapangan. Adapun penelitian ini merupakan 

penelitian keputakaan yang semua data diperoleh berdasarkan sumber-

sumber kepustakaan.  

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ecep Ismail dengan judul “Landasan 

Qur’ani tentang Zikir dalam Ajaran Tarekat” pada Jurnal Syifa Al-Qulub, 

Volume 1, nomor 2, tahun 2017.35 Jurnal tersebut menelusuri dan menganalisis 

ayat-ayat Al-Qur’an yang dijadikan landsan untuk melegitimasi ritual zikir 

dalam ajaran tarekat. 

 
34 Moh. Fauzi, Sulistiyono, and Iwan Kuswandi, ‘Konstruksi Integrasi Al-Qur’an-Tarekat-

Sains Dalam Kurikulum Pesantren Al-Qur’an’, Jurnal Reflektika, 18.2 (2023). 

35 Ecep Ismail, ‘Landasan Qur’ani Tentang Zikir Dalam Ajaran Tarekat’, Syifa Al-Qulub, 
1.2 (2017).  
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Jurnal tersebut menjelaskan bahwa inti ajaran yang dikembangkan 

dalam tarekat selalu berlandaskan Al-Quran meskipun harus melalui proses 

penafsiran yang dipaksakan. Dalam al-Qur’an disbutkan tiga jenis zikir, antara 

lain, 1) zikir kepada Allah dengan lisan sedang hatinya lalai; 2) zikir kepada 

dengan lisan disertai dengan hadirnya hati;dan 3) zikir kepada Allah dengan 

hati sedangkan lisan tidak mengucapkan apa pun. Adapun landsan Al-Qur’an 

dijadikan landasan zikir tersebut dalam ajaran tarekat adalah QS al-Aḥzāb/33: 

41-42, QS. /Āli ‘Imrān/3: 191, QS.al-Ankabūt/29: 45, QS al-Baqarah/2:152, QS 

al-Ḥaysr/59:19, QS al-Zukhrūf/43: 36, dan QS al-Mujādilah/58: 19. 

Penelitian tersebut berbeda dengan peneltian ini. Penelitian tersebut 

menelusiri ayat-ayat Al-Qur’an yang menjadi landsan zikir dalam ajaran 

tarekat, sedangkan penelitian ini merupakan ayat-ayat ṭarīqah dalam Al-

Qur’an berdasarkan term ṭaraqa. 

Secara umum, penelusuran terhadap peneltian dan literatur di atas 

memilki relevansi dengan penelitian ini. Meskipun demkian, terdapat 

perbedaan dengan penelitian ini, seperti jenis penelitian, metode, dll.   

E. Kerangka Teoretis 

Kerangka teoretis adalah rumusan yang dihasilkan berdasarkanproses 

berfikir deduktif untuk menghasilkan konsep yang mempermudah peneliti 

dalam merumuskan hipotesis penelitian. Penyusunan kerangka teoretis 

merupakan upaya dalam mewujudkan hubungan untuk menjamin kebenaran 

konsistensi atau kebeneran koherensi ilmiah,yaitu penemuan sebuah teori 

harus didukung oleh teori yang telah ada.36 

 
36 Abdul Muin Salim, Mardan, and Achmad Abu Bakar, Metodologi Penelitian Tafsir 

Maudhu’i, Cet. I (Makassar: Alauddin Press, 2009). h. 90. 
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Istilah ṭarīqah dalam bahasa Arab yang berarti “jalan”,37 setara dengan 

kata “path” atau “way” dalam bahasa Inggris. Istilah ṭarīqah dalam  konteks 

agama Islam, berarti jalan pertaubatan untuk kembali kepada Allah. 

Sebagaimana makna etimolgis dari kata taubat yang berakar dari 

kata tāba38 yang artinya “kembali”,39 melalui jalan penyucian jiwa dan 

penyucian hati. 

Di sisi lain, dalam terminolgi tasawuf kata syariat juga memiliki padanan 

makna dengan ṭarīqah. Kata syariat juga berarti “jalan”,40 yang setara 

dengan “road” atau “street” dalam bahasa Inggris. Perbedaanya ialah 

makna ṭarīqah adalah jalan yang lebih abstrak, lebih halus, dan mutlak 

membutuhkan petunjuk arah untuk menempuhnya. Adapun 

jalan “syariat” dianalogikan seperti  jalan seperti di kota atau di daratan. 

Seseorang cukup melihat kepada sekelilingnya untuk mengetahui posisi dan 

ke arah mana yang harus dituju. Sedangkan analogi jalan ṭarīqah adalah jalan 

yang tak terlihat seperti di lautan atau di padang pasir. Dalam mengetahui 

posisi dan arah, seseorang harus melihat dan memahami posisi bintang, 

matahari, mencermati arah angin, burung, hewan dan sebagainya, alih-alih 

sekedar melihat ke sekeliling. Di jalan yang tak tampak seperti ini, rasa 

pengharapan dan kebutuhan pertolongan Yang Maha Kuasa akan muncul 

sangat nyata pada diri seseorang. 

Untuk itu dipetunjuk ilahi untuk menentukan arah jalan yang hendak 

dituju dalam mengarungi jalan kehidupan sebagaimana dalam analogi jalan 

 
37 Ahamd Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwwir Arab-Indonesia Terlengkap 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 849. 

38 Aḥmad Mukhtār ‘Abd al-Ḥamīd ‘Umar, Mu’jam Al-Lugah Al-‘Arabiyah Al-Mu’Āṣarah, 
Juz I, Cet. I (‘Ālim al-Kutub, 2008). h. 303. 

39 Zakariyā. Juz I, h. 357. 

40 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992). h. 195. 
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ṭarīqah. Petunjuk Al-Qur’an tentang ṭarīqah ialah petunjuk Ilahi dalam 

menentukan arah jalan tersebut. Berikut kerangka teoretis tentang konsep 

ṭarīqah dalam Al-Qur’an.  
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian terbagai atas beberapa kategori. Kategorisasi jenis 

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

Berdasarkan jenis datanya, 41 penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

memahami, menelusuri dan menyelidiki fenomena, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dll. 42Penelitian ini berjenis kualitatif karena 

penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki persepesi Al-Qur’an tentang 

ṭarīqah. 

Ditinjau berdasarkan tempat penelitian,43 penelitian ini merupakan 

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library 

research)  merupakan penelitian yang menyelidiki fakta berdasarkan sumber-

sumber kepustakaan. Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (library 

research) karena merupakan penelitian yang berupaya menelusuri perspektif  

Al-Qur’an tentang ṭarīqah serta berbagai penjelasaannya dari kitab-kitab 

tafsir. 

2. Pendekatan 

Pendekatan adalah proses, perbuatan dan cara mendekati suatu objek. 

Secara terminologi, pendekatan merupakan usaha dalam rangka aktivitas 

penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.  

 
41Ditunjau dari jenis datanya, jenis penelitian terbagi atas dua kategori, yaitu penelitian 

kualitatif dan penelitian kuantitatif. Lihat, Ismail Suardi Wekke and others, Metode Penelitian 
Sosial, Cet. I (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019). h. 11. 

42 Ismail Nurdin and Hartati, Metodologi Penelitain Sosial (Surabaya: Media Sahabat 
Cendikia, 2019). h. 75. 

43Ditinjau dari tempat penelitian, jenis penelitian terbagi atas, penelitian lapangan (field 
research), penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian laboratorium (laboratory 
research). Lihat, Wekke and others. h. 11. 
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Pendekatan dapat dipahami sebagai cara memandang atau sudut pandang,44 

cara berpikir, atau wawasan yang dipergunakan dalam melaksanakan 

sesuatu.45 Secara singkat, pendekatan dapat diartikan sebagai perspektif yang 

digunakan dalam membahas dan menyelidiki sebuah objek penelitian.46 

Pendektaan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan 

keilmuan yang memilki  relevansi akademik dan latar belakang keilmuan. 

Meskipun demikian, peneliti juga menggunkan pendekatan multidisipliner.47 

a. Pendekatan Tafsir 

Pendekatan tafsir ialah pendekatan yang digunakan berdasarkan 

perangkat-perangkat ilmu tafsir untuk membantu mencapai pemahaman 

terhadap suatu ayat. Perangkat keilmuan yang dimaksudkan ialah misalnya, 

ilmu asbāb al-nuzūl,48 ilmu munāsabah, 49 ilmu-ilmu bahasa Arab, dll. 

b. Pendekatan Tasawuf 

Oleh para orientalis Barat tasawuf disebut dengan sufism (sufisme). 

Tasawuf adalah nama yang diberikan untuk mistisme dalam islam. Pada 

dasarnya, tasawuf ialah usaha untuk membangun manusia dalam hal tutur 

 
44 Suyuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori Dan Praktek, Cet. I 

(Jakrata: PT RajaGrafindo Persada, 2002). h. 74. 

45 Salim, Mardan, and Bakar. h. 76. 

46 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, 
Cet. I (Makassar: Alauddin Press, 2013). h. 16. 

47Pendekatan multidispliner ialah pendekatan yang menggunakan berbagai tinjauan 
berbagai sudut pandang keilmuan, meskipun tidak serumpun. Lihat, Ratu Vina Rohmatika, 
‘Pendekatan Interdispliner Dan Multidispliner Dalam Studi Islam’, Jurnal Al-Adyan, 1.14 
(2019). h. 117. 

48Asbāb al-Nuzūl ialah latar belakang turunnya ayat, baik itu berupa pertanyaan atau 
peristiwa. LIhat,  Moh. Ali Aziz, Mengenal Tuntas Al-Qur’an, Cet. II (Surabaya: Imtiyaz). h. 34-
35. 

49Munāsabah ialah kemiripan atau kesesuaian yang terdapat pada hal-hal tertentu 
dalam Al-Qur’an, baik itu kemiripan pada surah maupun ayat-ayatnya, yang memilki kaitan 
makna antara satu dengan lainnya. Lihat, Mardan, Al-Qur’an Sebuah Pengantar, Cet. II (Jakarta: 
Pustaka Mapan, 2010). h. 86. 
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kata, perbuatan, serta gerak hati yang baik untuk membimbing menuju 

spiritualitas.50 

Pendekatan tasawuf digunakan dalam penelitian ini karena ṭarīqah 

merupakan salah satu ajaran dari tasawuf. Ṭarīqah merupakan jalan yang 

dapat dilakukan oleh seorang hamba untuk menghindari hal-hal yang bersifat 

duniawi untuk menuju derajat makrifat. 

3. Sumber Data 

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

primer merupakan data pokok/utama yang merupakan objek utama dalam 

penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data selain data primer yang 

dapat membantu dalam merumuskan hasil penelitian. 

a. Data Primer 

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

menggunakan term ṭaraqa. Dalam Al-Qur’an terdapat 11 ayat yang 

menggunakan term tersebut, antara lain QS al-Nisā’/4: 168, QS al-Nisā’/4: 169, 

QS Ṭahā/20: 23, QS Ṭahā/20: 77, QS Ṭahā/20: 104, QS al-Mu’minūn/23: 17, QS 

al-Aḥqāf/46: 30, QS al-Jinn/71: 11, QS al-Jinn/71: 16, QS al-Ṭāriq/86: 1 dan QS 

al-Ṭāriq/86: 2.51 

Ayat-ayat tersebut tersebut menjadi data utama (data primer) yang akan 

diolah (dianalisis) sehingga diperoleh keterangan yang jelas terkait maksud 

dari ayat tersebut. 

 

 

 

 
50 Samsul Munir Amin, Ilmu Tasawuf, Cet. I (Jakarta: Amazah, 2012). h. 57. 

51 Al-Bāqī. h. 425. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder pada penelitian ini ialah data yang diperoleh dari sumber 

kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian ini, seperti kitab-kitab 

tafsir, buku buku yang membahas tentang ṭarīqah, dll.  

4. Tehnik Pengumpulan dan Analisis Data 

Pengumpulan dan Analisis data pada penelitian ini sebagaimana 

langkah-langkah dalam penyusunan tafsir mauḍu’ī, sebagai berikut. 

a. Melakukan penelusuran dan pengumpulan terhadap ayat-ayat  yang 

menggunkan term ṭaraqa dalam al-Qur’an.52 

b. Mengklasifikasi ayat ke dalam klasifikasi makkiyah atau madaniyah. 

c. Menyusun ayat-ayat yang sesuai kronologi turunnya beserta asbāb al-

nuzūl-nya. 

d. Menguraikan keterkaitan (munāsabah) antara satu ayat dengan ayat yang 

lainnya. 

e. Menyusun bahasan tema dalam kerangka yang komprehensif dan 

sistematis. 

f. Menyempurkan pembahasan dengan hadis-hadis yang terkait.53 

 

 
52Menurut Muṣtafā Muslim, ada tiga macam tafsir mauḍu’ī, 1). Pembahasan terkait 

suatu kata/lafaz dalam Al-Qur’an dan menarik makna dari masing-masing kata tersebut. 
Tafsir mauḍu’ī jenis ini ialah untuk mengetahui penggunaan makna suatu kata dalam Al-
Qur’an yang digunakan untuk menunjuk yang makna berbeda pada setiap tempat. 2)  
Pemabahasan terkait suatu tema/bahasan dalam Al-Qur’an dengan mengumpulkan dan 
menganasis secara menyeluruh. 3) Pemabahasan terkait suatu tema/bahasan dalam suatu 
surah dengan mengumpulkan dan menganasis tema tersebut. Tafsir mauḍu’ī jenis ini mirip 
dengan jenis yang kedua. Perbedaannya terletak pada cakupan bahasannya. Yang kedua 
membahahas suatu tema secara keselurhan dalam Al-Qur’an, sedangkan jenis ini cakupannya 
hanya pada satu surah tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis tafsr mauḍu’ī 
yang pertama. Lihat,  Muṣtafā Muslim, Mabāhiṡ Fi Al-Tafsīr Al-Mauḍu’ī, Cet. III (Damaskus: Dār 
al-Qalam, 2000). h. 23-29. 

53 ‘Abd al-Ḥayy Al-Farmāwī, Muqaddimah Fī Al-Tafsīr Al-Mauḍu’ī, Cet. I (Kairo: al-
Ḥaḍārah al-‘Arabiyah, 1977). h. 61-62. 
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5. Tehnik Interpretasi Data 

Tehnik interpretasi pada penelitian ini ialah cara kerja penggunaan alat 

yang digunakan dalam memahami dan menelusuri makna-makna yang 

terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an.54 Adapun tehnik interpretasi pada 

penelitian ini ialah sebagai berikut. 

a. Tehnik Interpretasi Tekstual 

Tehnik Interpretasi Tekstual merupakan penafsiran ayat Al-Qur’an 

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

tehnik ini dapat disebut dengan tafsir bi al-ma’ṡūr.55 Tehnik interpretasi 

tekstual dapat dibagi menjadi dua jenis, antara lain. 

• Tehnik Interpretasi Qur’ani 

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

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

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

• Tehnik Interpretasi Sunni 

Tehnik interpretasi sunni merupakan penjelasan hadis nabi saw. 

(sunnah) terhadap ayat Al-Qur’an. Dalam pengertian ini, tehnik interpretasi 

sunni disebut juga tafsir Al-Qur’an dengan Sunnah. 

b. Tehnik Interpretasi Linguistik 

Tehnik interpretasi linguistik merupakan tehnik interpretasi yang 

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

penelitian ini digunakan tehnik interpretasi linguistik sebagai berikut. 

• Interpertasi etimologis, yaitu penjelasan mengenai makna mufradaāt 

berdsarakan pengetahuan akar kata. 

 
54 Salim, Mardan, and Bakar. h. 132. 

55 M. Alfatih Suryadilaga, Metodologi Ilmu Tafsir, Cet. I (Sleman: Penerbit Teras, 2005). 
h. 84-85. 
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• Interpretasi morfologis, yaitu penjelasan terkait perubahan pola sebuah 

kata. 

• Interpretasi leksikal, yaitu penjelasan menganai makna sauatu kata 

berdsarkan kamus-kamus bahasa Arab. 

• Interpretasi gramatikal, yaitu penjelasan terkait makna yang terkandung 

berdsarkan struktur kalimat.56 

c.  Tehnik Interpretasi Sistematis 

Tehnik interpretasi sistematis merupakan tehnik interpretasi yang 

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

al-Qur’an.57 Tehnik interpretasi sistematis dalam ilmu Al-Qur’an dikenal 

dengan istilah ilmu munaāsabah. 

d. Tehnik Interpretasi Sosio-Historis 

Tehnik interpretasi sosio-historis ialah upaya mencari makna dari suatu 

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

unsur-unsur yang terkait dengan kehidupan sosial yang lainnya.58 Tehnik 

interpretasi sosio-historis dalam ilmu Al-Qur’an dikenal dengan istilah ilmu 

asbāb al-nuzūl. 

G. Tujuam dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneltian meruapakan sesuatu yang hendak dicapai dalam suatu 

penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut. 

a. Untuk menganalisis hakikat ṭarīqah dalam Al-Qur’an 

b. Untuk menganalisis wujud ṭarīqah dalam Al-Qur’an  

 
56 Salim, Mardan, and Bakar.h. 156. 

57 Salim, Mardan, and Bakar. h. 189. 

58 Salim, Mardan, and Bakar.h. 193. 
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c. Untuk menganalisis urgensi ṭarīqah dalam Al-Qur’an. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ialah manfaat yang bisa diperoleh dari suatu 

penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut. 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian diharapkan dapat berkontribusi secara ilmiah sebagai suatu 

karya ilmiah yang dapat menambah kekayaan khazanah keilmuan, khususnya 

terhadap tafsir Al-Qur’an. 

b. Kegunaan Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui jalan-jalan 

kebaiakan dan keburukan dari sudut pandang Al-Qur’an sehingga dapat 

berkontribusi sebagai pedoman bagi kehidupan manusia untuk meniti jalan 

kebaikan dan menghindari jalan keburukan.  



28 

BAB II  

HAKIKAT ṬARĪQAH DALAM AL-QUR’AN 

A. Pengertian Ṭarīqah 

Istilah ṭarīqah berasal dari kata ṭaraqa-yaṭruqu.1 Kata yang bersumber 

dari akar kata tersebut berarti 1) yang datang pada malam hari; 2) melangkahi 

sesuatu; 3) jalan yang ditempuh untuk memperoleh sesuatu;2 4) melempar 

dengan batu/kerikil (ḍarb bi al-ḥaṣā).3 Selain itu, kata ṭaraqa juga dapat 

bermakna mengetuk. Pada malam hari, (ketukan) langkah kaki seseorang yang 

berjalan lebih terdengar karena kesunyian malam. Makna ini kemudian 

membawa kata ṭaraqa kepada makna yang lebih identik dengan malam  yang 

selanjutnya diartikan dengan bintang.4 Hal sebagaimana penggunaannya pada 

QS al-Ṭāriq/86: 1-2. 

مَاۤءِ  ِ ِوَالسَّ ق  ار 
دْرٰىكَِِوَمَآِوَالطَّ

َ
ِ ِمَاِا ق  ار 

ِِِالطَّ
Terjemahnya: 

(1) Demi langit dan yang datang pada malam hari. (2) Tahukah kamu 
apakah yang datang pada malam hari itu?5 

Identiknya kata ṭaraqa dengan makna malam (bintang/najm) kemudian 

membawa kepada makna ramalan.6 Salah satu bentuk kegiatan meramal 

(memprediksi) yang dilakukan oleh orang Arab ialah dengan memperhatikan 

 
1 Aḥmad Mukhtār ‘Abd al-Ḥamīd ‘Umar, Mu’jam Al-Lugah Al-‘Arabiyah Al-Mu’Āṣarah, Juz 

II, Cet. I (‘Ālim al-Kutub, 2008). h. 1397. 

2 Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, Mu’jam Maqāyyis Al-Lugah Juz II (Kairo: Dār al-Fikr, 
1979). h. 449. 

3 Jamāl al-Dīn Ibnu Manżūr, Lisān Al-‘Arab Juz X (Beirut: Dār Ṣādir). h. 215. 

4 Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Rāgib Al-Aṣfahānī, Al-Mufradāt Fī Garīb Al-
Qur’ān, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1412). h. 518. 

5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Cet. I (Jakarta: Lajnah 
Pentashihan Al-Qur’an, 2019). h. 591. 

6 Manżūr. h. 215.. 
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posisi bintang-bintang pada malam hari. Selain itu, makna ramalan juga dapat 

diambil dari ungkapan “melempar dengan batu/kerikil (ḍarb bi al-ḥaṣā)”. 

Ungkapan dapat berarati melahirkan atau menimbulkan sesuatu. Berbagai 

aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang Arab didasarkan pada ramalan. 

Pada pengertian ini, mereka melahirkan atau melakukan aktivitas dan 

kegiatan berdasarkan ramalan. Dengan ramalan, mereka mentukan jalan dan 

langkah yang mereka akan lakukan.7 

Penggunaan kata ṭaraqa kemudian berkembang menjadi “jalan” secara 

umum. Baik itu jalan dalam konteks makna yang hakiki maupun jalan yang 

bermakna metaforis, yaitu jalan yang ditempuh dalam kehidupan,  baik sistem 

atau metode, cara (maslak). perangai, tingkah laku, kebiasaan, dll.8 

Penggunaan kata ṭaraqa dalam konteks makna “jalan” yang hakiki, 

misalnya terdapat pada QS Ṭāha/20: 77. 

قَدِْ
َ
وْحَيْنَآِِوَل

َ
ىِِا

ٰ
ل ىِِا  وْسٰٓ نِِِْم 

َ
ِِِا سْر 

َ
يِِِْا بَاد  ع  بِِِْب  مِِِْفَاضْر  ه 

َ
يْقًاِِل ىِِطَر  بَحْرِ ِِف 

ْ
اِِيَبَسًاِ ِِال

َّ
ِِِل ف  خٰ

َ
اِِِت

ً
ِِدَرَك

ا
َ
ل شٰىِِوَّ خْ

َ
ِِِت

Terjemahnya: 

Sungguh, telah Kami wahyukan kepada Musa, “Pergilah bersama hamba-
hamba-Ku (Bani Israil) pada malam hari dan pukullah laut itu untuk 
menjadi jalan yang kering bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan 
tanpa rasa khawatir (akan tenggelam).9 

Kata ṭarīq merupakan jalan yang dibukakan bagi Nabi Musa as dan 

kaumnya (Bani Israil) untuk lari dari pengejaran Firaun. Ṭarīqan fī al-Baḥr 

adalah lautan yang terbelah sehingga menjadi jalan yang bagi Nabi Musa as 

dan kaumnya.10 

 
7 Al-Aṣfahānī, Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur’ān,. h. 518. 

8 Mubarak and Mutawakkil, ‘Tarekat Dalam Al-Qur’an’, Tafsere, 7.1 (2019). H. 60. 

9 Kementerian Agama RI. h. 317. 

10 Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, Tafsīr Al-Marāgī, Juz XVI, Cet. I (Kairo: Maktabah wa 
Maṭbu’ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1946). h. 134. 
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Sementara penggunaan kata ṭaraqa dalam konteks makna “jalan” yang 

metaforis, misalnya terdapat pada  QS Ṭāha/20: 63. 

وْآ
 
نِِْقَال ِِا  ِِهٰذٰن  رٰن  سَاح 

َ
ِِل يْدَان  ر 

نِِْي 
َ
مِِْا

 
جٰك خرْ 

نِِْيُّ مِِْم  
 
ك رْض 

َ
مَاِِا ه  حْر  س  ِِوَيَذْهَبَاِِب 

مِ 
 
ك يْقَت  طَر  ىِب 

ٰ
ثْل م 

ْ
ِِِال

Terjemahnya: 

Mereka (para penyihir) berkata, “Sesungguhnya dua orang ini adalah 
benar-benar penyihir yang hendak mengusirmu dari negerimu dengan sihir 
mereka berdua dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.11 

Kalimat bi ṭarīqatikum al-muṣlā menunjuk kepada Bani Israil, kaum nabi 

Musa as.12 Mereka (penyihir) menuduh Nabi Musa dan saudaranya menghasut 

Bani Israil meninggalkan adat dan kebiasaan mereka. Mereka juga 

menganggap bahwa dengan ajakan Nabi Musa untuk menyembah Allah swt 

ialah untuk mengambil alih kedudukan dan kekuasaan Bani Israil dengan 

menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Makna ini diperoleh dari al-

muṣlā yang merupakan bentuk feminim dari kata amṣal yang menunjukkan 

makna keunggulan dan kemuliaan.13 Oleh sebab itu, kalimat bi ṭarīqatikum al-

muṣlā bermakna cara hidup, kebiasaan, tradisi yang paling baik dan mulia.14 

Pada konteks ayat ini maka makna kata ṭarīqah dapat diartiakan dengan 

ṭarīqah al-‘amaliyah,15 yaitu kebiasaan yang biasa dilakukan (adat, budaya dan 

tradisi).  

Sementara itu, terminologi kata ṭarīqah lebih identik dengan dunia 

tasawuf. Dalam perspektif tasawuf, ṭarīqah memiliki dua pengertian. Pertama, 

 
11 Kementerian Agama RI. h. 315. 

12 Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṡīr Al-Ṭabarī, Jāmi’ Al-Bayān Fī Ta’wīl 
Al-Qur’ān, Juz XVIII, Cet. I (Muassasah al-Risālah, 2000). h. 332. 

13 Wahbah Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-Manhaj, Juz 
XVI, Cet. II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1418). h. 234-235. 

14 Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Syams al-Dīn Al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ Li Aḥkām Al-
Qur’ān, Juz XI, Cet. III (Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣriyah, 1964). h. 216. 

15 ‘Umar, Mu’jam Al-Lugah Al-‘Arabiyah Al-Mu’Āṣarah. Juz II, h. 1398. 
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berarti metode atau jalan spiritual suatu individu dalam mengarahkan 

kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Kedua, sebagai institusi 

kaum sufi yang ditandai dengan adanya lembaga formal yang menaunginya. 

Dengan demikian, ṭarīqah merupakan jalan yang ditempuh oleh hamba, baik 

ṭariqah sebagai sebuah institusi (kelompok) tasawuf maupun sebagai metode 

dan cara yang ditempuh. 

B. Term Ṭarīqah dalam Al-Qur’an 

Term ṭarīqah dan bentuk derivasinya terulang 11 kali dalam Al-Qur’an.  

Term-term tersebut antara lain terdapat pada, QS al-Nisā’/4: 168, QS al-

Nisā’/4: 169, QS al-Mu’minūn/23: 17, QS Ṭāha/20: 63, QS Ṭāha/20: 77, QS 

Ṭāha/20: 104, QS al-Aḥqāf/46: 30,  QS al-Jinn/72: 11, QS al-Jinn/72: 16, QS al-

Tāriq/86: 1 dan QS al-Tāriq/86: 2.16 

Adapun ayat-ayat yang menggunakan term ṭarīqah dan derivasinya 

tersebut ialah sebagai berikut. 

1. QS al-Nisā’/4: 168  

نَِّ يْنَِِا  ذ 
َّ
وْاِال فَر 

َ
وْاِك م 

َ
مِِْوَظَل

َ
ِِل ن 

 
رَِِالٰلِّ ِيَك يَغْف  مِِْل  ه 

َ
اِل

َ
مِِْوَل يَه  يَهْد  يْقًاِ ِِل  ِِِطَر 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan melakukan kezaliman, Allah 
tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada 
mereka jalan apa pun,17 

2. QS al-Nisā’/4: 169  

ا
َّ
ل يْقَِِا  مَِِطَر  يْنَِِجَهَنَّ يْهَآِخٰل د  بَدًاِف 

َ
انَِِِ ا

َ
ىِذٰل كَِِوَك

َ
يْرًاِالٰلِّ ِعَل ِِِيسَ 

Terjemahnya: 

kecuali jalan ke (neraka) Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-
lamanya. Hal itu bagi Allah (sangat) mudah.18 

 
16 Muḥammad Fu’ad ‘Abd Al-Bāqī, Mu’jam Mufahras Li Alfāẓ Al-Qur’ān Al-Karīm (Kairo: 

Dār al-Kutub al-Miṣriyah). h. 425. 

17 Kementerian Agama RI. h. 104. 

18 Kementerian Agama RI. h. 104 
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3. QS al-Mu’minūn/23: 17  

قَدِْ
َ
قْنَاِِوَل

َ
مِِِْخَل

 
اِِوَمَاِطَرَاۤىِٕقَِ ِِسَبْعَِِفَوْقَك نَّ

 
ِِك ِِعَن  ق 

ْ
ل خَ
ْ
يْنَِِال ل  ِِِغٰف 

Terjemahnya: 

Sungguh, Kami telah menciptakan tujuh langit di atas kamu dan Kami 
tidaklah lengah terhadap ciptaan (Kami).19 

4. QS Ṭāha/20: 63  

وْآ
 
نِِْقَال ِِا  ِِهٰذٰن  رٰن  سَاح 

َ
ِِل يْدَان  ر 

نِِْي 
َ
مِِْا

 
جٰك خرْ 

نِِْيُّ مِِْم  
 
ك رْض 

َ
مَاِِا ه  حْر  س  ِِوَيَذْهَبَاِِب 

مِ 
 
ك يْقَت  طَر  ىِب 

ٰ
ثْل م 

ْ
ِِِال

Terjemahnya: 

 Mereka (para penyihir) berkata, “Sesungguhnya dua orang ini adalah 
benar-benar penyihir yang hendak mengusirmu dari negerimu dengan sihir 
mereka berdua dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.20 

5. QS Ṭāha/20: 77  

قَدِْ
َ
وْحَيْنَآِِوَل

َ
ىِِا

ٰ
ل ىِِا  وْسٰٓ ِِِم 

َ
ِِِنِْا سْر 

َ
يِِِْا بَاد  ع  بِِِْب  مِِِْفَاضْر  ه 

َ
يْقًاِِِل ىِِطَر  بَحْرِ ِِف 

ْ
اِِيَبَسًاِ ِِال

َّ
ِِِل ف  خٰ

َ
اِِِت

ً
ِِدَرَك

ا
َ
ل شٰىِِوَّ خْ

َ
ِِِت

Terjemahnya: 

Sungguh, telah Kami wahyukan kepada Musa, “Pergilah bersama hamba-
hamba-Ku (Bani Israil) pada malam hari dan pukullah laut itu untuk 
menjadi jalan yang kering bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan 
tanpa rasa khawatir (akan tenggelam).”21 

6. QS Ṭāha/20: 104  

ِ ن  حْ
َ
مِ ِن

َ
عْل
َ
مَاِِا وْنَِِب 

 
وْل ذِِْيَق  ِِا 

 
وْل مِِْيَق  ه 

 
مْثَل

َ
يْقَةًِِِا نِِِْطَر  مِِْا  ثْت  ب 

َّ
اِل

َّ
ل ِِِِࣖيَوْمًاِا 

Terjemahnya: 

Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan, ketika orang yang 
paling lurus jalannya mengatakan, “Kamu tinggal (di dunia) tidak lebih dari 
sehari saja.”22 

7. QS al-Aḥqāf/46: 30   

 
19 Kementerian Agama RI. h. 342. 

20 Kementerian Agama RI. h. 315. 

21 Kementerian Agama RI. h. 317. 

22 Kementerian Agama RI. h. 319. 
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وْا
 
نَّاِيٰقَوْمَنَآِقَال عْنَاِا  تٰبًاِسَم  ِِك 

َ
ل نْز 

 
نِْْۢا وْسٰىِبَعْدِ ِم  ِِِم  ص  مَاِقًاد ِ م   

 
يِِْٓيَدَيْهِ ِبَيْنَِِل ىِيَهْد 

َ
ل ِِِا   

حَق 
ْ
ِِال

ى
ٰ
ل ِِِوَا  يْق  يْم ِِطَر  سْتَق  ِِِمُّ

Terjemahnya: 

Mereka berkata, “Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah 
mendengarkan Kitab (Al-Qur’an) yang diturunkan setelah Musa sebagai 
pembenar (kitab-kitab) yang datang sebelumnya yang menunjukkan pada 
kebenaran dan yang (membimbing) ke jalan yang lurus.23 

 

 

8. QS al-Jinn/72: 11  

نَّا
َ
ا اِِوَّ نَّ وْنَِِم  ح  نَّاِالصٰل  وْنَِِوَم  اِذٰل كَِ ِد  نَّ

 
دَدًاِ ِِطَرَاۤىِٕقَِِِك ِِِق 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya di antara kami ada yang saleh dan di antara kami ada (pula) 
yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.24 

9. QS al-Jinn/72: 16  

نِْ
َ
ا وِ ِوَّ

َّ
وْاِل ىِاسْتَقَام 

َ
يْقَةِ ِِعَل ر 

مِِِْالطَّ سْقَيْنٰه 
َ
ا
َ
اۤءًِِل ِِِغَدَقًاِ ِمَّ

Terjemahnya: 

Seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), 
niscaya Kami akan mencurahkan air yang banyak (rezeki yang cukup).25  

10. QS al-Tāriq/86: 1   

مَاۤءِ  ِ وَِِوَالسَّ ق  ار 
ِِِالطَّ

Terjemahnya: 

Demi langit dan yang datang pada malam hari.26 

11. QS al-Tāriq/86: 2 

دْرٰىكَِِوَمَآ
َ
ِ ِمَاِا ق  ار 

ِِِالطَّ
Terjemahnya: 

 
23 Kementerian Agama RI. h, 506. 

24 Kementerian Agama RI. h. 572. 

25 Kementerian Agama RI. h. 573. 

26 Kementerian Agama RI. h. 591. 
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Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?27 

Dari 11 kali penggunaannya dalam Al-Qur’an, terdapat 9 ayat yang 

termasuk makkiyah dan 2 ayat lainnya merupakan ayat madaniyah. Adapun 

yang termasuk ayat makkiyah antara lain, QS al-Mu’minūn/23: 17 QS Ṭāha/20: 

63, QS Ṭāha/20: 77, QS Ṭāha/20: 104, QS al-Aḥqāf/46: 30,  QS al-Jinn/72: 11, 

QS al-Jinn/72: 16, QS al-Tāriq/86: 1 dan QS al-Tāriq/86: 2. Sementara ayat 

madaniyah  QS al-Nisā’/4: 167 dan QS al-Nisā’/4: 169. 

Tidak terdapat penggunaan term ṭaraqa dalam Al-Qur’an yang 

menggunakan bentuk kata kerja (fi’il). Semua penggunaannya dalam bentuk 

kata benda (ism), yaitu 2 kali dalam bentuk ism fāil dan 9 kali dalam bentuk 

ism maṣdar. Term-term yang berbentuk ism fāil terdapat pada QS al-Tāriq/86: 

1 dan QS al-Tāriq/86: 2. Sedangkan yang berbentuk ism maṣdar terdapat pada 

QS al-Nisā’/4: 168, QS al-Nisā’/4: 169, QS al-Mu’minūn/23: 17, QS Ṭāha/20: 

63, QS Ṭāha/20: 77, QS Ṭāha/20: 104, QS al-Aḥqāf/46: 30,  QS al-Jinn/72: 11 

dan QS al-Jinn/72: 16.28 

Tabel: Term-Term Ṭarīqah dalam Al-Qur’an 

Term Bentuk Tempat Status Makkiyah-

Madaniyah 

Ṭarīqan Ism Maṣdar QS al-Nisā’/4: 168 Madaniyah 

Ṭarīq Ism Maṣdar QS al-Nisā’/4: 169 Madaniyah 

Ṭarāiq Ism Maṣdar QS al-Mu’minūn/23: 17 Makkiyah 

Ṭarīqatikum Ism Maṣdar QS Ṭāha/20: 63 Makkiyah 

Ṭarīqan Ism Maṣdar QS Ṭāha/20: 77 Makkiyah 

Ṭarīqah Ism Maṣdar QS Ṭāha/20: 104 Makkiyah 

 
27 Kementerian Agama RI. h. 591. 

28 ‘Umar, Mu’jam Al-Lugah Al-‘Arabiyah Al-Mu’Āṣarah. Juz II, h. 1397-1398. 
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Ṭarīq Ṣiqat 

Mubālaqah 

QS al-Aḥqāf/46: 30 Makkiyah 

Ṭarāiq Ism Maṣdar QS al-Jinn/72: 11 Makkiyah 

Ṭarīqah Ism Maṣdar QS al-Jinn/72: 16 Makkiyah 

Ṭāriq Ism Fāil QS al-Tāriq/86: 1 Makkiyah 

Ṭāriq Ism Fāil QS al-Tāriq/86: 2 Makkiyah 

Terdapat dua ayat yang tergolong sebagai ayat madaniyah, yaitu QS al-

Nisā/4: 168 dan QS al-Nisā’/4: 169. Kedua ayat tersebut memuat pembicaraan 

tentang orang-orang Yahudi yang tidak diberi petunjuk kepada jalan yang 

lurus dan justru menempuh jalan yang sesat. Konteks ayat tersebut 

sebagaimana dalam tinjauan sejarah bahwa interaksi kaum Muslimin dengan 

orang-orang Yahudi terjadi di Madinah setelah hijrah. 

Sementara itu, ayat-ayat ṭarīqah yang berstatus makkiyah terdiri dari 

empat tema besar, antara lain, a) kisah umat terdahulu (kisah Nabi Musa as 

bersama Bani Israil menghadapi Firaun dan bala tentaranya, terdapat pada QS 

Ṭāha/20: 63 dan QS Ṭāha/20: 77; b) kisah kaum jin, terdapat pada QS al-

Aḥqāf/46: 30, QS al-Jinn/72: 11 dan QS al-Jinn/72: 16 ; c) hari kebangkitan, 

terdapat pada QS Ṭāha/20: 104; dan d) benda-benda langit, terdapat pada QS 

al-Mu’minūn/23: 17, QS al-Ṭāriq/86: 1 dan QS al-Ṭāriq/86: 2. Tema-tema 

tersebut bersesuaian dengan teori makkiyah dan madaniyah29 yang rumuskan 

oleh ulama ‘ulūm Al-Qur’ān. 

 

 

 

 
29 Mannā’ Khalīl Al-Qaṭṭān, Mabāḥīṡ Fī ‘Ulūm Al-Qur’Ān, Cet. III (Maktabah al-Ma’ārif, 

2000). h. 63. 
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C. Term yang Semakna dengan Ṭarīqah 

Term-term yang memilki kedekatan makna dengan ṭarīqah antara lain, 

ṣirāṭ, salaka, sabīl dan syarī’ah. Penjelasan terkait dengan term-term tersebut 

sebagai berikut. 

1. Ṣirāṭ 

Kata ṣirāṭ berasal dari akar kata yang terdiri rangkaian huruf ṣin, rā dan 

ṭā. Secara et imologis, kata  ṣirāṭ berarti jalan yang terang.30 Dalam Al-Qur’an 

kata ini terulang 45 kali dengan bentuk ism maṣdar (ṣirāṭ).31 Sebagian besar di 

antaranya dirangkaikan dengan kata al-mustaqīm yang menunjuk kepada 

makna  agama Islam32 atau tuntunan syariat Allah swt. Penggunaannya 

misalnya pada QS al-Fātiḥah/1: 6-7. 

نَا هْد  رَاطَِِا  يْمَِ ِالص   سْتَق  م 
ْ
رَاطَِِال يْنَِِص  ذ 

َّ
نْعَمْتَِِال

َ
مِِْا يْه 

َ
ِِغَيْرِ ِەِ ِعَل وْب  مَغْض 

ْ
مِِْال يْه 

َ
اِِعَل

َ
ِوَل

يْنَِ  
 
اۤل ِِِࣖالض  

Terjemahnya: 

(6)  Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, (7) (yaitu) jalan orang-orang yang 
telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan 
(pula jalan) orang-orang yang sesat.33 

Selain itu, terdapat juga rangakain kata ṣirāṭ yang dirangkaikan dengan 

ḍamīr, seperti ṣirātaka al-mustaqīm pada QS al-A’rāf/7: 16 dan ṣirāṭī 

mustaqīmā pada QS al-An’ām/6: 153. 

ِ
َ
مَآِقَال يِِْفَب  غْوَيْتَن 

َ
دَنَِِّا قْع 

َ
ا
َ
مِِْل ه 

َ
رَاطَكَِِل يْمَِ ِص  سْتَق  م 

ْ
ِِال

Terjemahnya: 

Ia (Iblis) menjawab, “Karena Engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan 
selalu menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus. 

 
30 Zakariyā. Juz III, h. 349. 

31 Al-Bāqī. h. 407. 

32 ‘Umar, Mu’jam Al-Lugah Al-‘Arabiyah Al-Mu’Āṣarah. Juz II, h. 1288 

33 Kementerian Agama RI. h. 1. 
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نَِّ
َ
يِِْهٰذَاِوَا رَاط  يْمًاِص  سْتَق  وْهِ ِم  ع  ب 

اِۚفَاتَّ
َ
واِوَل ع  ب 

ِِتَتَّ
َ
ل ب  قَِِالسُّ مِِْفَتَفَرَّ

 
ك يْلِ ِعَنِِْب  مِِِْ هِ سَب 

 
ِذٰل ك

مِْ
 
هِ ِوَصٰىك مِِْب 

 
ك
َّ
عَل
َ
وْنَِِل ِِِتَتَّق 

Terjemahnya: 

Sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-
jalan (yang lain) sehingga mencerai-beraikanmu dari jalan-Nya. Demikian 
itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. (QS al-An’ām/6: 153)34 

Kedua penggunaan kata ṣirāṭ tersebut menunjuk kepada tuntunan 

syariat yang ditetapkan oleh Allah swt. Penggunaan kata ṣirāṭ tersebut 

menunjukkan bahwa tuntunan yang disebutkan merupakan jalan,  pola hidup 

dan pandangan yang terang kebenarannya. 

Kata ṣirāṭ merupakan mutarādif (sinonim) kata ṭarīq. Kata ṣirāt 

merupakan term yang paling mendekati makna ṭariqah dalam konteks makna 

yang metafor. Oleh sebab itu, ulama-ulama tafsir sering menggunakan kata 

ṣirāt dalam menafsirkan kata ṭarīq di dalam Al-Qur’an. Begitupun sebaliknya. 

2. Sabīl 

Kata sabīl  berasa; dari akar kata yang terdiri dari sīn, bā’ dan lām,35 

secara etimologis  berkisar pada dua makna pokok, yaitu  “sesuatu yang 

terlepas dari atas ke bawah”36 dan “sesuatu yang terbentang.” Pada 

perkembangannya maknanya, jalanan kemudian disebut dengan sabīl. 

Penggunaan konotasi “jalan” dari kata sabIl disebabkan karena bentuk jalanan 

merupakan sesuatu yang terbentang. Selanjutnya, semua hal yang membuat 

sampai kepada suatu tujuan dapat disebut sabīl, baik yang sifatnya konkrit 

maupun abstrak, termasuk di dalamnya makna bekal. Hal ini karena bekal 

membantu seseorang dalam menempuh perjalanan seseorang untuk 

 
34 Kementerian Agama RI. h. 148. 

35 Aḥmad Mukhtār ‘Abd al-Ḥamīd ‘Umar, Mu’jam Al-Ṣawāb Al-Lugah Al-Lugawī, Cet. I 
(Kairo: ‘Ᾱlim al-Kitab, 2008). 

36 Zakariyā. Juz III, h. 129. 
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mencapai tujuan yang dituju. Makna ini seterusnya berkembang lagi sehingga 

konotasi makna sabīl juga menunjuk kepada makna dosa, beban, dll.37 

Kata sabīl terulang 176 kali di dalam Al-Qur'an.  Penyebutannya dalam 

bentuk tunggal/mufrad (sabīl) terulang sebanyak 166 kali. Sedangkan 

penggunaannya dalam bentuk plural/jamak (subul) terutang sebanyak 10 

kali.38 

 Terdapat beberapa konteks makna penggunaan kata sabīl di dalam Al-

Qur’an. Pertama, kata sabīl menunjuk kepada makna “jalan” dalam arti yang 

abstrak atau menunjuk pada makna keyakinan dan pola hidup manusia. 

Penggunaan inilah yang paling banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an. 

Penggunaan makna ini ada yang dirangkaikan dengan kata Allah, sabīlillāh 

(jalan Allah), yang terdapat pada 65 tempat. Terdapat juga  yang dirangkaikan 

dengan ḍamīr,39 misalnya ungkapan sabīlī (jalan-Ku) pada QS al-

Mumtaḥnah/60: 1 atau sabīlihi (jalan-Nya) pada QS al-Taubah/9: 24.40  

يُّهَا
َ
يْنَِِِيٰٓا ذ 

َّ
وْاِِال مَن 

ٰ
اِِا

َ
وْاِِل ذ  يِِِْتَتَّخ  و  

مِِِْعَد 
 
وَّك يَاۤءَِِِوَعَد  وْل 

َ
وْنَِِِا ق 

ْ
ل مِِِْت  يْه 

َ
ل ةِ ِِا  مَوَدَّ

ْ
ال وْاِِوَقَدِِِْب  فَر 

َ
مَاِِِك ِِب 

مِْ
 
نَِِجَاۤءَك ِِۚم    

حَق 
ْ
وْنَِِال ج  خرْ 

وِِْي  س  ِالرَّ
َ
مِِْل

 
يَّاك نِِْوَا 

َ
وْاِا ن  ؤْم  الٰلِّ ِت  مِْ ِب 

 
ك  
نِِْرَب  مِِْا  نْت 

 
مِِْك ِِخَرَجْت 

هَادًا يِِِْج  يِِِْف  يْل  غَاۤءَِِِسَب  يِِِْوَابْت  وْنَِِِمَرْضَات  رُّ س 
مِِِْت  يْه 

َ
ل ةِ ِِا  مَوَدَّ

ْ
ال ِِِب 

 
نَا
َ
مِ ِِوَا

َ
عْل
َ
مَآِِا مِِِْب  خْفَيْت 

َ
مِْ ِِوَمَآِِا نْت 

َ
عْل
َ
ِِا

هِ ِوَمَنِْ
ْ
فْعَل مِِْيَّ

 
نْك ِِِدِْقَِفَِِم 

َّ
ِِسَوَاۤءَِِضَل يْل  ب 

ِِالسَّ
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku 
dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu sampaikan kepada mereka (hal-
hal yang seharusnya dirahasiakan) karena rasa kasih sayang (kamu kepada 
mereka). Padahal, mereka telah mengingkari kebenaran yang datang 
kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu (dari Makkah) karena kamu 
beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu keluar untuk berjihad pada 

 
37 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an Kajian Kosa Kata, ed. by M. Quraish Shihab, 

Jilid III, Cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2007). h.854. 

38 Al-Bāqī. h. 341-344. 

39 Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an Kajian Kosa Kata. Jilid III, h. 855. 

40 Al-Bāqī. h. 341-344. 
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jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku, (janganlah kamu berbuat demikian). 
Kamu memberitahukan secara rahasia (hal-hal yang seharusnya 
dirahasiakan) kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih tahu 
tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Siapa 
di antara kamu yang melakukannya sungguh telah tersesat dari jalan yang 
lurus. (QS al-Mumtaḥnah/60: 1)41 

ِ
ْ
ل نِِْق  انَِِا 

َ
مِِْك

 
بَاؤۤ ك

ٰ
مِِْا

 
بْنَاؤۤ ك

َ
مِِْوَا

 
خْوَان ك مِِْوَا 

 
ك زْوَاج 

َ
مِِْوَا

 
ك يْرَت  ِِوَعَش 

 
مْوَال

َ
ِوَا

 
وْهَاِِ م  ِِاقْتَرَفْت 

ارَةِ  جَ شَوْنَِِوَت  خْ
َ
سَادَهَاِت

َ
ِِك ن  ِِتَرْضَوْنَهَآِِوَمَسٰك  حَبَّ

َ
ِِا

َ
ل ِيِْا 

 
نَِِمِْك وْل هِ ِالٰلِّ ِم   هَادِ ِوَرَس  يِِْوَج  ِِف 

يْل هِ  وْاِسَب  يَِِِحَتٰىِِفَتَرَبَّص  ت 
ْ
ه ِ ِالٰلِّ ِِيَأ مْر 

َ
ا اِوَالٰلِّ ِب 

َ
ىِل قَوْمَِِيَهْد 

ْ
يْنَِِال ق  فٰس 

ْ
ِِِِࣖال

Terjemahnya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, 
saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan 
yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, 
serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan 
Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah 
mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada 
kaum yang fasik. (QS al-Taubah/9: 24).42 

Selain itu, kata sabīl tidak jarang juga dirangkaikan pula dengan kata lain, 

seperti sabīl al-mu’minīn (jalan orang-orang yang beriman), sabīl al-rusyd 

(jalan petunjuk), dan sawā’ al-sabīl (jalan yang lurus).43 

Selain itu,  juga terdapat yang khusus menunjuk pada keyakinan dan pola 

hidup yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah swt. Konteks makna ini 

misalnya dalam ungkapan sabīl al-gayy (jalan tersesat), sabīl al-mufsidūn 

(jalan orang-orang yang berbuat kerusakan), sabīl al-mujrumūn (jalan orang 

yang berdosa), dll.44 

Kedua, menunjuk kepada orang yang melakukan perjalanan dalam 

rangka ketaatan kepada Allah swt (ibn sabīl). Orang ini termasuk kelompok 

 
41 Kementerian Agama RI. h. 549. 

42 Kementerian Agama RI. h. 190. 

43 Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an Kajian Kosa Kata. Jilid III, h. 855. 

44 Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an Kajian Kosa Kata. Jilid III, h. 855. 
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yang berhak mendapat sedekah terutama bila di dalam perjalanan tersebut ia 

kehabisan bekal. Allah swt berfirman. 

نَّمَا دَِِا  ِقِٰالصَّ قَرَاۤءِ ِت 
ف 
ْ
ل يْن ِِل  مَسٰك 

ْ
يْنَِِوَال ل  عٰم 

ْ
يْهَاِوَال

َ
فَةِ ِعَل

َّ
ؤَل م 

ْ
مِِْوَال ه  وْب 

 
ل ىِق  ِِِوَف  قَاب  ِِالر  

يْنَِ م  غٰر 
ْ
يِِْوَال ِِوَف  يْل  ِِِالٰلِّ ِسَب  يْل ِ ِوَابْن  ب 

يْضَةًِِالسَّ نَِِفَر  يْمِ ِوَالٰلِّ ِِ الٰلِّ ِم   يْمِ ِِعَل  ِِِحَك 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), 
untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-
orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari 
Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS al-Taubah/9:60)45 

Ketiga, kata sabīl identik dengan makna syarat, seperti dalam QS Ᾱli 

‘Imrān/3: 97 tentang kewajiban melakukan haji bagi orang yang mampu 

dalam melaksanakannya. Ketika Nabi Muhammad saw ditanya tentang makna 

kata al-sabīl, maka beliau menjawab bahwa al-sabīl ialah bekal dan 

transportasi (kendaraan).  

ثَ نَا أبَوُ طاَلِبٍ أَحْمَدُ بمنُ نَصمرِ  اَعِيلَ بمنِ   حَدَّ ثَ نَا إِب مرَاهِيمُ بمنُ إِسْم بمنِ طاَلِبٍ, حَدَّ
ثَ نَا عَبمدُ الممَلِكِ بمنُ زيََِدٍ النَّصِيبِي  ثَ نَا مَُُمَّدُ بمنُ , عَبمدِ اللََِّّ بمنِ زُراَرةََ , حَدَّ حَدَّ

روِ بمنِ دِينَارٍ  عُمَيْمٍ , عَنم أَبِ الزيبَ يْمِ أوَم  دِ اللََِّّ بمنِ عُبَ يمدِ بمنِ عَبم  عَنم جَابِرِ    ,عَمم
يةَُ  وَللََِّّ عَلَى النَّاسِ حِجي المبَ يمتِ  (بمنِ عَبمدِ اللََِّّ , قَالَ: " لَمَّا نَ زَلَتم هَذِهِ الْم

تَطاَعَ إِليَمهِ سَبِيلً  قاَمَ رَجُلٌ, فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ  )97: آل عمران( )مَنِ اسم
  46)الدارقطني رواه (الزَّادُ وَالرَّاحِلَة :مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ 

Artinya: 

Menceritakan kepada kami Abū Ṭālib Aḥmad bin Naṣr bin Ṭālib, 
mencertakan kepada kami Ibrāhīm bin Ismā’il bin ‘Abdillāh bin Zurārah, 
menceritakan kepada kami ‘Abd al-Malik bin Ziyād al-Naṣībī, menceritakan 
kepada kami ‘Abdillāh bin ‘Ubaid bin ‘Umair, dari Abī al-Zubair atau ‘Amrū 
bin Dīnar, dari Jābir bin ‘Abdillah, dia berkata: Ketika telah turun ayat ini 
“(Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan 

 
45 Kementerian Agama RI. h. 196. 

46 Abū al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Umar bin Nu’mān Al-Dāruquṭnī, Sunan Al-Dāruquṭnī, Juz III, Cet. 
I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2004). h. 213. 
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ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan 
perjalanan ke sana. (QS Ᾱli ‘Imrān/3: 97)”, seseorang berdiri dan berkata, 
“Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud al-sabīl (perjalanan)?”. Rasulullah 
saw bersabda, “(Yang dimaksud dengan al-sabīl) ialah bekal dan 
transportasi (kendaraan). (HR al-Dāruquṭnī)   

Dengan demikian, makna al-sabīl dalam konteks ini ialah orang-orang 

yang mampu melakukan perjalanan, yaitu yang cukup bekal dan sanggup 

melakukan perjalanan. 

Keempat, kata sabīl dapat bermakna “beban” atau “dosa”. Makna 

sebagaimana yang terdapat pada  QS al-Syū’rā/42: 40- 42 bahwa orang yang 

membela diri dari suatu penganiayaan maka tidak ada dosa baginya. 

ا  ؤ  ئَةِ ِِوَجَزٰۤ  
ئَةِ ِِسَي   

هَاِِِسَي 
 
ثْل حَِِِعَفَاِِفَمَنِِْۚم  

َ
صْل

َ
هِ ِِوَا جْر 

َ
ىِِفَا

َ
نَّهِ ِِ الٰلِّ ِِعَل اِِا 

َ
ِِِل بُّ ح 

يْنَِِِي  م  ِِِالظٰل  مَن 
َ
ِوَل

رَِ هِ ِبَعْدَِِانْتَص  م 
ْ
ل ٰۤىِٕكَِِظ  ول

 
مِِْمَاِفَا يْه 

َ
نِِْعَل يْل ِ ِم   نَّمَاِسَب  ِِا 

 
يْل ب 

ىِالسَّ
َ
يْنَِِعَل ذ 

َّ
وْنَِِال م  ِِالنَّاسَِِيَظْل 

وْنَِ ىِوَيَبْغ  ِِِف  رْض 
َ
ا
ْ
غَيْرِ ِال ِِب 

ْ
ِ حَِال  
ٰۤىِٕكَِِق  ول

 
مِِِْا ه 

َ
ِِل يْمِ ِعَذَاب  ل 

َ
ِِا

Terjemahnya: 

(40)Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, 
siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), 
maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang 
zalim. (41) Akan tetapi, sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, 
tidak ada satu alasan pun (untuk menyalahkan) mereka. (42) 
Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-
orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak 
(alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih.47 

Maka al-sabīl dalam konteks ini ialah “jalan” untuk melakukan tindakan 

pembalasan. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa, jika yang menganiaya itu adalah 

orang kafir, maka harus dibalas, tetapi kalau ia orang Islam, boleh juga 

membalasnya dan dianjurkan agar memaafkannya.48  

 

 

 

 
47 Kementerian Agama RI. h. 487. 

48 Al-Qurṭubī. Juz XVI, h. 39-40. 
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3. Syārī’ah 

Kata syarī’ah merupakan turunan akar kata syara’a-yasyra’.49 Secara 

etimolgi, menurut Ibnu Manẓūr, kata tersebut bermakna dasar “sumber/mata 

air”.50 Adapun menurut al-Aṣfahānī, kata syarī’ah berarati jalan yang jelas. 

Dalam pengertian terminologisnya, kata syarī’ah setidaknya memilki dua 

pengertian. Pertama, Kata syarī’ah dapat menunjuk kepada ketetapan Allah 

swt berupa (sunnatullah). Misalnya pada QS al-Syūrā/42: 13. 

مِِِْشَرعََِ۞ِِ
 
ك
َ
نَِِِل ِِِم   يْن   

هِ ِِوَصٰىِِمَاِِالد  يِِِْٓن وْحًاِِب  ذ 
َّ
ال وْحَِِِوَّ

َ
يْكَِِِيْنَآِا

َ
ل يْنَاِِوَمَاِِا  ِِِٓوَصَّ ه  يْمَِِِب  بْرٰه  وْسٰىِِِا  ِِوَم 

ىِ يْسٰٓ نِِِْوَع 
َ
واِِا يْم  ق 

َ
يْنَِِِا اِِالد  

َ
وْاِِوَل ق  يْه ِ ِِتَتَفَرَّ رَِِِف  ب 

َ
ىِِك

َ
يْنَِِِعَل شْر ك  م 

ْ
مِِِْمَاِِال وْه  يْه ِ ِِتَدْع 

َ
ل لٰلِّ ِِا 

َ
يِِِْٓا تَب 

ِِيَجْ
يْهِ 
َ
ل يِِْٓيَّشَاۤءِ ِمَنِِْا  يْهِ ِوَيَهْد 

َ
ل ِ يُِِِّمَنِِِْا  يْب   ِِن 

Terjemahnya: 

Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan 
(juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi 
Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa 
yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu 
berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk 
mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang 
yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada 
(agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya). 

Kata syar’a pada ayat tersebut menjelaskan tentang keberlanjutan 

syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu kemudian dilanjurkan 

oleh nabi setelahnya. Allah swt menyebut bahwa orang-orang musyrik (Ahli 

Kitab) mengingkari kenabian Muhammad saw padahal beliau melanjutkan 

dan menyempurnakan syariat nabi terdahulu. 

Kedua, kata ini dapat menunjuk kepada kaidah, aturan dan ketetapan 

dalam beragama.51  Misalnya dalam QS QS al-Jāṡiyah/45: 18. 

مَِّ نٰكَِِث 
ْ
ىِجَعَل

ٰ
يْعَةِ ِعَل نَِِِشَر  مْرِ ِم  

َ
ا
ْ
عْهَاِال ب 

اِفَاتَّ
َ
عِِْوَل ب 

هْوَاۤءَِِتَتَّ
َ
يْنَِِا ذ 

َّ
اِال

َ
وْنَِِل م 

َ
ِِيَعْل

 
49 ‘Umar, Mu’jam Al-Lugah Al-‘Arabiyah Al-Mu’Āṣarah. Juz II, h. 1188. 

50 Manżūr. Juz VIII, h. 175. 

51 Al-Aṣfahānī, Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur’ān,. h. 450. 
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Terjemanya: 

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari 
urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau 
ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. 

Termasuk syariat pada ayat tersebut adalah aturan dan ketetapan dalam 

beragama. Syariat adalah pedoman dan tuntunan yang berlaku dalam 

mejalankan ritual dan aktivitas keagamaan. 

Dalam Al-Qur’an, kata syarī’ah dan bentukannya yang lain terulang 5 kali. 

Penggunaan kata syarī’ah dalam Al-Qur’an terdapat pada QS al-Syūrā/42: 13 

(syara’a), QS al-Syūrā/42: 21 (syara’ū), QS al-A’rāf/7: 63 (syur’an), QS al-

Māidah/5: 48 (syur’ah) dan QS al-Jāṡiyah/45: 18 (syarī’ah).52  

4. Salaka 

Semua penggunaan kata salaka dalam Al-Qur’an berbentuk kata kerja 

(fi’il) dan tidak terdapat dalam bentuk kata benda (ism). Di dalam Al-Qur’an 

penggunaan kata ini dengan berbagai bentuk derivasinya terulang 12 kali.53 

Kata salaka tersusun dari rangkaian akar kata yang terdiri dari huruf sīn, lām 

dan kāf, secara etimologis berarti mempengaruhi sesuatu dengan sesuatu yang 

lainnya.54 Kata ini kemudian diartikan dengan berjalan pada jalan.55 Diartikan 

demkian, oleh karena setiap langkah yang diambil dalam sebuah perjalanan 

akan berpengaruh terhadap langkah yang ditempuh berikutnya.   

Penggunaan kata salaka yang bermakna berjalan, misalnya terdapat 

pada QS Nūh/71: 20 dan QS al-Naḥl/16: 69. 

وْا
 
ك
 
تَسْل  

 
نْهَاِل اِم 

ً
ل ب  جَاجًاِس  ِِِِࣖف 

Terjemahnya:  

 
52 Al-Bāqī. h. 378. 

53 Al-Bāqī. h. 355. 

54 Zakariyā. Juz III, h. 97. 

55 Al-Aṣfahānī, Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur’ān,. h. 421. 
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agar kamu dapat pergi dengan leluasa di jalan-jalan yang luas. (QS Nūh/71: 
20)56 

مَِّ يِِْث  ل 
نِِْك  ِِم   

 
ل
 
ِِك يِِْالثَّمَرٰت  ك 

 
ِِفَاسْل

َ
ل ب  ِِس  ك   

اِ ِرَب 
ً
ل
 
ل ِِذ  نِِْْۢيَخرْ ج  هَاِم  وْن  ِِب ط  ِِشَرَاب  ف  تَل 

خْ ِِمُّ
وَان هِ 

ْ
ل
َ
يْهِ ِِ ا فَاۤءِ ِف  ِ ِش   لنَّاس 

 
نَِِّل يِِْا  يَةًِِذٰل كَِِف 

ٰ
ا
َ
قَوْمِ ِل  

 
وْنَِِل ر 

َّ
تَفَك ِِيَّ

Terjemahnya: 

Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan lalu 
tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari 
perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di 
dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. 
(QS al-Naḥl/16: 69)57 

Selanjutnya, terjadi perkembangan konotasi makna salaka menjadi 

“memasukkan”.58 Sesuatu yang “dimasukkan” terhadap sesuatu yang lain, 

adalah sesuatu yang mempengaruhi satu sama lain. Al-Qur’an juga 

menggunakan kata salaka untuk makna ini. Penggunaannya, misalnya, dapat 

ditemukan pada  QS al-Ḥijr/15: 12. 

ذٰل كَِ
َ
هِ ِك

 
ك
 
سْل
َ
يِِْن ِِف  وْب 

 
ل يْنَِ ِق  م  جْر  م 

ْ
ِِال

Terjemahnya: 

Demikianlah, Kami memasukkannya (olok-olok itu) ke dalam hati orang-
orang yang berdosa.59 

Kata naslukuhu secara literal dapat diartikan dengan memasukkan. 

Mesipun demikian, makna denotatif dari kata salaka yang mengandung makna 

“pengaruh” tidak bisa diabaikan. Oleh sebab  itu, ayat tersebut dapat dipahami 

bahwa dengan dimasukkannya keingkaran ke dalam hati orang-orang kafir, 

akan memperkokoh (mempengaruhi) kekafiran mereka.  

 
56 Kementerian Agama RI. h.571 

57 Kementerian Agama RI. h, 274. 

58 Al-Aṣfahānī, Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur’ān,. h. 421. 

59 Kementerian Agama RI. h. 262. 
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BAB III 

WUJUD ṬARĪQAH DALAM AL-QUR’AN 

A. Bentuk Penggunaan Kata Ṭarīqah dalam Al-Qur’an 

1. Ṭarīqah 

Kata tarīqah terkadang bermakna sebuah pemikiran, keputusan, 

pendapat, agama, Islam, keimanan, atau sebuah kedudukan yang mulia baik 

dalam keilmuan atau profesi sehingga masyarakat menjadikannya sebagai 

panutan dalam kehidupannya.1 Term dengan bentuk ṭarīqah terulang 3 kali 

dalam Al-Qur’an, antara lain pada QS Ṭaha/20: 60  (bi ṭarīqatikum), QS 

Ṭāha/20 104 (ṭarīqah) dan QS al-Jinn/72: 16 (al-ṭarīqah).  

Kata ṭarīqah pada QS Ṭāha/20: 60 dirangkaikan dengan kata al-muṣla. 

Allah swt berfirman. 

وْآ
 
نِِْقَال ِِا  ِِهٰذٰن  رٰن  سَاح 

َ
ِِل يْدَان  ر 

نِِْي 
َ
مِِْا

 
جٰك خرْ 

نِِْيُّ مِِْم  
 
ك رْض 

َ
مَاِِا ه  حْر  س  ِِوَيَذْهَبَاِِب 

مِ 
 
ك يْقَت  طَر  ِِب 

ٰ
ثْل م 

ْ
ِِِىال

Terjemahnya: 

Mereka (para penyihir) berkata, “Sesungguhnya dua orang ini adalah 
benar-benar penyihir yang hendak mengusirmu dari negerimu dengan sihir 
mereka berdua dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. 
(QS Ṭāha/20: 63)2 

Term ṭarīqah pada konteks ayat ini dapat diartiakan dengan ṭarīqah al-

‘amaliyah,3 yaitu kebiasaan yang biasa dilakukan (adat, budaya dan tradisi). 

Selain itu, ṭarīqah pada ayat ini juga dapat berarti kedudukan. 

Adapun kata ṭarīqah pada pada QS Ṭāha/20: 104 diartikan dengan 

pemikiran. Allah swt berfirman. 

ِ ن  حْ
َ
مِ ِن

َ
عْل
َ
مَاِِا ِِب 

 
وْل ذِِْوْنَِيَق  ِِا 

 
وْل مِِْيَق  ه 

 
مْثَل

َ
يْقَةًِِا نِِْطَر  مِِْا  ثْت  ب 

َّ
اِل

َّ
ل ِِِِࣖيَوْمًاِا 

 
1 Mubarak and Mutawakkil. h. 70. 

2 Kementerian Agama RI. h. 315. 

3 ‘Umar, Mu’jam Al-Lugah Al-‘Arabiyah Al-Mu’Āṣarah. Juz II, h. 1398. 
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Terjemahnya: 

Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan, ketika orang yang 
paling lurus jalannya mengatakan, “Kamu tinggal (di dunia) tidak lebih dari 
sehari saja.” (QS Ṭāha/20: 104)4 

Dengan mengakomodasi dari berbagai penafsiran, al-Zuhailī menyebut 

bahwa ṭarīqah pada ayat di atas dapat pemikiran dan perbuatan.5 Akan tetapi, 

pendapat kedua yang menyebut “perbuatan”, tidaklah popular dikalangan 

ulama tafsir. Berbeda dengan pendapat pertama (ṭarīqah adalah pemikiran), 

disebutkan juga oleh banyak mufassir seperti al-Māturīdi,6 al-Māwardī,7 al-

Marāgī,8 dll 

Sementara pada QS al-Jinn/72: 16, kata al-ṭariqah digunakan dalam 

konteks makna agama Islam. Allah swt berfirman. 

نِْ
َ
ا وِ ِوَّ

َّ
وْاِل ىِاسْتَقَام 

َ
يْقَةِ ِعَل ر 

سْقَيْنِِٰالطَّ
َ
ا
َ
مِْل اۤءًِِه  ِِِغَدَقًاِ ِمَّ

Terjemahnya: 

Seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), 
niscaya Kami akan mencurahkan air yang banyak (rezeki yang cukup). (QS 
al-Jinn/72: 16)9  

Secara umum, penggunaan tā marbut pada kata ṭarīqah tidaklah 

menunjukkan jenis yang feminim (li ta’nis). Akan tetapi penggunaanya 

menunjukkan sifat yang unggul, kelebihan atau keutamaan. Hal ini 

sebagaimana penggunaan tā marbut pada kata malāikah yang tidak untuk 

menunjukkan bahwa malaikat berjenis perempuan (feminim), akan tetapi 

menunjukkan bahwa malaikat merupakan makhluk yang utama dan mulia.  

 
4 Kementerian Agama RI. h. 319. 

5 Al-Zuhailī. Juz XVI, h. 279. 

6 Abū Manṣūr Muḥammad bin Maḥmūd Al-Māturīdī, Ta’wilāt Ahl Sunnah, Juz VII, Cet. I 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005). h. 308. 

7 Abū al-Ḥasan ‘Ᾱli bin Muḥammad Al-Māwardī, Al-Nukat Wa Al-‘Uyūn, Juz III (Beirut: 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah). h. 425. 

8 Al-Marāgī. Juz XVI, h. 148. 

9 Kementerian Agama RI. h. 573. 
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Dengan demikian, tiga kali penggunaan term tiga kali penggunaan term 

ṭarīqah dalam Al-Qur’an, semuanya menunjukkan jalan dalam makna yang 

metafor. Bentuk term ṭarīqah menunjukkan bahwa jalan, pemikiran atau 

kedudukan tersebut merupakan sesuatu yang memilki keutamaan. Selain, 

bentuk kata ini juga dapat berarti dengan jalan yang jelas dan terang serta 

mengandung kebenaran yang mutlak. 

2. Ṭarīq 

Kata ṭarīq bermakna jalan yang ditetapkan atau jalan yang dilalui oleh 

manusia, apakah dalam bentuk kepercayaan agama Islam atau kepercayaan 

yang lain.10 Di dalam Al-Qur’an, term yang menggunakan bentuk ini terulang 4 

kali, antara  lain QS al-Nisā’/4: 168, QS al-Nisā’/4: 169, QS Ṭāha/20: 77 dan QS 

al-Aḥqāf/46: 30.   

Dari 4 kali penyebutannya dalam Al-Qur’an, 3 di antaranya menunjuk 

kepada jalan yang lurus, yaitu pada  QS al-Nisā’/4: 168, QS Ṭāha/20: 77 dan QS 

al-Aḥqāf/46: 30.  

نَِّ ذ ِِا 
َّ
وْاِيْنَِال فَر 

َ
وْاِك م 

َ
مِِْوَظَل

َ
ِِل ن 

 
رَِِالٰلِّ ِيَك يَغْف  مِِْل  ه 

َ
اِل

َ
مِِْوَل يَه  يَهْد  يْقًاِ ِل  ِِِطَر 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan melakukan kezaliman, Allah 
tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada 
mereka jalan apa pun, (QS al-Nisā’/4: 168)11  

قَدِْ
َ
وْحَيْنَآِِوَل

َ
ىِِا

ٰ
ل ىِِا  وْسٰٓ نِِِْم 

َ
ِِِا سْر 

َ
يِِِْا بَاد  ع  بِِِْب  مِِِْفَاضْر  ه 

َ
يْقًاِِل ىِِطَر  بَحْرِ ِِف 

ْ
اِِيَبَسًاِ ِِال

َّ
ِِِل ف  خٰ

َ
اِِِت

ً
ِِدَرَك

ا
َ
ل شٰىِِوَّ خْ

َ
ِِِت

Terjemahnya: 

Sungguh, telah Kami wahyukan kepada Musa, “Pergilah bersama hamba-
hamba-Ku (Bani Israil) pada malam hari dan pukullah laut itu untuk 

 
10 Mubarak and Mutawakkil. h. 71. 

11 Kementerian Agama RI. h. 104. 
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menjadi jalan yang kering bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan 
tanpa rasa khawatir (akan tenggelam).” (QS Ṭāha/20: 77)12   

وْا
 
نَّاِقَوْمَنَآيِِٰقَال عْنَاِا  تٰبًاِسَم  ِِك 

َ
ل نْز 

 
وْسٰىِبَعْدِ ِنْْۢمِ ِا قًاِِم  د   ص  مَاِم   

 
يِِْٓيَدَيْهِ ِبَيْنَِِل ىِيَهْد 

َ
ل ِِِا   

حَق 
ْ
ِِال

ى
ٰ
ل ِِِوَا  يْق  يْم ِِطَر  سْتَق   مُّ

Terjemahnya: 

Mereka berkata, “Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah 
mendengarkan Kitab (Al-Qur’an) yang diturunkan setelah Musa sebagai 
pembenar (kitab-kitab) yang datang sebelumnya yang menunjukkan pada 
kebenaran dan yang (membimbing) ke jalan yang lurus. (QS al-Aḥqāf/46: 
30)13 

Sedangkan pada QS al-Nisā’4: 169 menunjuk kepada jalan yang sesat, 

yaitu berkonteks pada jalan menuju nereka Jahannam yang dilalui orang-

orang Yahudi atas keingkaran mereka kepada petunjuk yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad saw. 

ا
َّ
ل يْقَِِا  مَِِطَر  يْنَِِِجَهَنَّ يْهَآِخٰل د  بَدًاِف 

َ
انَِِِ ا

َ
ىِذٰل كَِِوَك

َ
يْرًاِالٰلِّ ِعَل ِِِيسَ 

Terjemahnya: 

kecuali jalan ke (neraka) Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-
lamanya. Hal itu bagi Allah (sangat) mudah. (QS al-Nisā’/4: 169)14 

Salah satu bentuk hikmah penyebutan term ṭarīq lebih banyak dalam 

makna jalan yang benar dibanding jalan yang sesat, dalam Al-Qur’an adalah 

untuk menunjukkan bahwa jalan menuju kebenaran lebih banyak 

dibandingkan jalan kesesatan. Dalam pemahaman yang lain, disebutkannya 

lebih banyak ṭarIqah yang lurus di dalam Al-Qur’an, ialah menunjukkan terang 

dan jelasnya jalan kebenaran. Hal ini sebagai bentuk kemudahan yang 

dianugerahkan kepada hambanya dalam meniti jalan-jalan yang benar. 

Hikmah ini kemudian dipertegas dengan bentuk dan uslub kata ṭarīqan yang 

terdapat pada QS al-Nisā/4: 168. Di satu sisi, kata ini menunjuk kepada jalan 

 
12 Kementerian Agama RI. h. 317. 

13 Kementerian Agama RI. h, 506. 

14 Kementerian Agama RI. h. 104 
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yang benar dan pada sisi  yang lain memilki makna yang umum.15 Dengan 

demikian, jalan kebenaran terbuka lebar. Selain itu, jalan kebenaran juga lebih 

“mudah”16 ditemukan dibanding jalan yang sesat.   

3. Tarāiq  

Kata tarāiq  merupakan bentuk plural dari kata ṭarīqah atau ṭarīq yang 

bermakna sekte atau aliran, sesuatu yang tersusun dan berlapis-lapis. Selain 

itu, kata ini juga mencakup makna suatu lintasan atau orbit.17 Di dalam Al-

Qur’an, kata tarāiq terdapat di dua tempat, yaitu pada QS al-Jinn/72: 11 yang 

disandingkan dengan kata qidadā (ṭarāiq qidadā ) dan QS al-Mu’minūn/23: 17 

yang disandingkan dengan kata sab’a (sab’a ṭarāiq).  

Kata ṭarāiq pada QS al-Jinn/72: 11 diartikan sebagai sebagai kelompok, 

sekte atau mazhab.18 Kata ṭarāiq di ayat tersebut bersandingan dengan kata 

qidadā. Kata qidadā merupakan bentuk plural dari qiddah. Secara etimologis 

bermakna potongan yang berlapis-lapis atau berbeda-beda.19 Sesuatu yang 

terpotong akan terpisah dan memiliki potongan berbeda dengan yang lainnya.  

Dengan menggunakan bentuk plural,  ṭarāiq dapat diartikan dengan jalan 

yang banyak. Ditambah bentuk plural dari kata qidadā membuat kata ini 

semakin menegaskan makna “banyak jalan” atau jalan-jalan yang berbeda, 

yang menunjuk kepada makna kelompok atau mazhab.  

 
15 Abū al-Biqā’ ‘Abdullāh bin al-Ḥusain Al-‘Akbarī, Al-Tibyān Fī I’rāb Al-Qur’ān Juz I (al-

Bāb al-Ḥalabī). h. 411. 

16 Abū al-Farj ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Alī Jamāl al-Dīn Al-Jauzī, Zād Al-Masīr Fī ‘Ilm Al-Tafsīr, 
Juz I Cet. I (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1422). h. 500. 

17 Mubarak and Mutawakkil. h.70-71. 

18 Muḥammad bin ‘Abd al-‘Azīz bin Aḥmad Al-Khiḍīrī, Al-Sirāj Fī Bayān Garīb Al-Qur’ān, 
Cet. I (Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wāṭaniyah, 2008). h. 368. 

19 Muḥammad bin ‘Ālī bin Muḥammad bin ‘Abdullāh Al-Syaukānī, Fatḥ Al-Qadīr, Juz V, 
Cet. I (Damaskus: Dār Ibnu Kaṡīr, 1414). h. 268. 
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Adapun dalam QS Mu’minūn/23: 17, kata ṭarāiq memiliki makna 

isti'ārah.20 Seperti umumnya diketahui bahwa tidak ada mungkin ada jalan di 

langit. Maka dari itu, kata ṭarāiq dalam hal merupakan majaz sehingga memilki 

makna yang metafor. Kata ṭarāiq pada QS al-Mu’minūn/23: 17 dipahami 

sebagai sesuatu yang berlapis-lapis. Dengan demikian, sab’a ṭarāiq adalah 

tujuh lapis atau tingkatan langit. Hal ini sebagaimana  keterangan dari Yaḥyā 

bin Salām yang menafsirkan kata ṭarāiq adalah tingkatan-tingkatan, yang 

kemudian dipertegas oleh QS Nūḥ/71: 15.21 

مِْ
َ
ل
َ
يْفَِِتَرَوْاِا

َ
قَِِِك

َ
ِِسَبْعَِِِالٰلِّ ِخَل بَاقًاِ ِسَمٰوٰت  ِِِط 

Terjemahnya: 

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh 
langit berlapis-lapis?22 

Ṭibāq dalam ayat ini merupakan ḥāl (penjelas keadaan) yang dapat 

diartikan dalam beberapa makna. Kata ini dapat disebut untuk menyatakan 

keadaan benda-benda di alam raya yang jumlahnya sangat banyak, dan dapat 

pula diartikan sebagai keadaan benda-benda yang dicipta itu bertingkat-

tingkat. Makna yang lebih sesuai dari kata tersebut pada ayat ini adalah bahwa 

Tuhan telah menciptakan benda-benda di alam raya yang jumlahnya tidak 

sedikit “dalam keadaan bertingkat-tingkat”. Pengertiannya, yang satu lebih 

jauh dari lainnya, karena yang satu berada lebih atas dari lainnya. Jadi, benda-

benda di alam raya ini atau langit yang berada di atas bumi, pada hakikatnya 

adalah yang satu lebih jauh tingkat keberadaannya dari yang lain.23 

 
20 Isti'ārah adalah penambahan atau peminjaman kata untuk menunjukkan perluasan 

makna. Isti’arah digunakan dengan “meminjam” suatu kata bukan untuk makna yang hakiki. 
Lihat. Mubaidillah, ‘Memahami Isti’arah Dalam Al-Qur’an’, Nur El-Islam, 4.2 (2017). h. 133. 

21 Abī Ṡa’labah Yaḥyā bin Salām, Tafsīr Yaḥyā Bin Salām, Juz I, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyah, 2004). h. 396. 

22 Kementerian Agama RI. h. 571. 

23 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Penciptaan Jagat Raya Dalam Perspektif Al-
Qur’an Dan Sains, Cet. I (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010). h. 50. 
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Dengan demikian, pemahaman yang memahami ṭarāiq dengan tingkatan 

atau lapisan, semakin dipertegas al-Zuḥailī. Ia menyebut bahwa setiap sesuatu 

yang di atasnya terdapat sesuatu disebut dengan ṭarāiq.24 Sebagaimana jalan 

yang setiap saat di atasnya dilalui oleh orang-orang yang berjalan. Selanjutnya, 

sab’a tarāiq kemudian diartikan sebagai tujuh tingkatan. Disebut demikian 

pada satu lapisan langit, terdapat lapisan langit yang lain, hingga tujuh lapisan 

yang berlapis.25 

Meskipun demikian, terdapat juga pendapat yang memahami bahwa 

tarāiq tetap bermakna jalan secara hakiki. Namun dengan makna tersebut, 

kata ṭaraiq lebih tepat diartikan lintasan atau orbit.26 Planet atau satelit alam 

yang mengorbit pada porosnya, seperti berjalan di atas jalan yang telah 

ditetapkan. 

4. Tāriq  

Kata ṭāriq merupakan ism fā’il dari kata ṭaraqa. Dalam Al-Qur’an, kata 

tersebut bermakna bintang-bintang yang bersinar atau seseorang yang 

berjalan disuatu jalan.27 Secara etimologi,  kata tersebut berarti mengetuk atau 

memukul sesuatu sehingga menimbulkan suara akibat ketukan atau pukulan 

itu. Martil atau palu disebut dengan miṭrāqah (alat memukul). Dinamai 

demikian karena ketika digunakan, pukulannya akan menimbulkan suara 

yang terdengar. Dari akar kata yang sama lahir kata ṭāriq yang berarti jalan 

karena ia seakan-akan dipukul oleh pejalan kaki dengan kakinya, atau dalam 

 
24 Al-Zuhailī. Juz XVIII, h. 23. 

25 Abū Bakr Jābir bin Mūsa bin ‘Abd al-Qādir bin Jābir Al-Jazāirī, Aysār Al-Tafāsir Li 
Kalām Al-‘Alīy Al-Kabīr, Juz III, Cet. V (Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥukm, 2003). h. 509. 

26 Al-Zuhailī. Juz XVIII, h. 23. 

27 Mubarak and Mutawakkil. h. 71. 
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bahasa Al-Qur’an, ḍarabtum fi al-arḍ yang secara literal berarti kalian 

memukul bumi (dengan kaki) yakni melakukan perjalanan.  

Makna kata al-ṭāriq selanjutnya mengalami perkembangan. Kata 

tersebut kemudian digunakan kecuali untuk pejalan di waktu malam, karena 

malam dengan keheningannya dapat memperdengarkan suara ketukan kaki, 

berbeda dengan pejalan di siang hari. Suara ketukan kaki pejalan di siang hari 

sering kali tidak terdengar, karena terkalahan oleh kebisingan siang, dan 

dengan demikian pejalan di siang hari tidak dinamai ṭāriq.28  

Makna di atas berkembang lagi, sehingga kata tersebut bukan hanya 

digunakan khusus untuk manusia yang mengetuk, atau sesuatu yang konkrit 

lainnya, tetapi juga sesuatu yang abstrak, immaterial atau imajinatif. Rasa 

kesal yang mengetuk hati sehingga mendebarkannya atau pikiran yang 

mengacaukan jiwa, juga dinamai ṭāriq. Sebagaimana rasa kesal dan cemas, 

sering kali muncul di malam hari. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa 

bila kata al-ṭāriq lebih banyak dikaitkan maknanya dengan malam.29 

Pada QS al-Ṭāriq/86-13, apa yang dimaksud allah swt dengan “yang 

datang pada malam”, dijelaskan pada ayat selanjutnya, bahwa yang datang 

pada malam hari adalah “bintang yang bersinar tajam”. (QS al-Ṭāriq/86: 3)30 

Adapun kalimat wa mā adrāka yang terdapat pada QS al-Ṭāriq/86: 2, 

memberi kesan kehebatan sekaligus kesulitan atau bahkan kemustahilan akal 

manusia untuk menjangkau hakikat bintang-bintang tersebut. Semua mā 

adrāka dalam Al-Qur’an menunjukkan pembicaraan terhadap hal-hal yang 

 
28 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 

(Jakarta: Lentera Hati, 2011). h. 172. 

29 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. h. 172-173. 

30 Kementerian Agama RI. h. 591. 
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tidak terjangkau atau nyaris tidak terjangkau oleh akal manusia.31 Memang, 

sementara pakar berpendapat bahwa pengetahuan manusia tentang alam raya 

baru sekitar 3%, sedang sisanya yang 97% itu, belum lagi dapat dijangkau oleh 

pengetahuan manusia.32 

B. Bentuk Makna Ṭarīqah dalam Al-Qur’an 

1. Jalan 

Arti jalan pada kata ṭarīqah dan bentuk turunnannya memiliki dua 

konteks makna. Baik itu jalan dalam konteks makna yang hakiki maupun jalan 

yang bermakna metaforis, yaitu jalan yang ditempuh dalam kehidupan. Dalam 

QS al-Tāha/20: 77, kata ṭarīq menunjuk kepada konteks makna jalan yang 

hakiki, yaitu jalan yang lalui Nabi Musa as dan kaumnya dalam melarikan diri 

dari pengejaran Fir’aun dan bala tentaranya. Allh swt berfirman. 

قَدِْ
َ
وْحَيْنَآِِوَل

َ
ىِِا

ٰ
ل ىِِا  وْسٰٓ نِِِْم 

َ
ِِِا سْر 

َ
يِِِْا بَاد  ع  بِِِْب  مِِِْفَاضْر  ه 

َ
يْقًاِِل ىِِطَر  بَحْرِ ِِف 

ْ
اِِيَبَسًاِ ِِال

َّ
خِِِٰل

َ
ِت اِِِف 

ً
ِِدَرَك

ا
َ
ل شٰىِِوَّ خْ

َ
ِِِت

Terjemahnya: 

Sungguh, telah Kami wahyukan kepada Musa, “Pergilah bersama hamba-
hamba-Ku (Bani Israil) pada malam hari dan pukullah laut itu untuk 
menjadi jalan yang kering bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan 
tanpa rasa khawatir (akan tenggelam).”33 

Ketika Nabi Musa as dan para pengikutnya diperintahkan untuk keluar 

dari Mesir di mana Fir'aun berkuasa, Allah swt memerintahkan agar Nabi 

Musa as memukulkan tongkat untuk membuat bagi mereka jalan jang kering 

di laut. Maka Nabi Musa mengikuti tuntunan wahyu Ilahi itu dan laut pun 

terbentang dalam keadaan kering dan dengan demikian mereka, tidak 

khawatir tersusul oleh Fir‘aun dan tentaranya dan tidak juga takut tenggelam. 

 
31 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda 

Ketehui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an (Tangerang: Lentera Hati, 2015). h. 134. 

32 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Juz XV, h. 174. 

33 Kementerian Agama RI. h. 317. 
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Maka ketka Nabi Musa as dan para pengikutnya dikejar oleh Fir'aun bersama 

bala tentaranya di jalan yang dilalui oleh Musa dan pengikut-pengikutnya 

tersebut, pada saat laut masih sedang kering, lalu serta merta mereka ditutupi 

oleh laut, yakni ombak dan gelombang secara tiba-tiba datang sehingga air 

mengatasi, menutupi dan menenggelamkan mereka.34 Hal ini memang 

dijelaskan bahwa jauh sebelum itu terjadi peristiwa penenggalaman tersebut, 

sampai akhir hayat Fir‘aun, ia akan tersesat dari jalan yang benar dan Allah 

swt tidak memberi petunjuk sedikit kepadanya. 

Kata  yabasan berarti sesuatu yang kering setelah sebelumnya basah. 

Kata ini merupakan bentuk maṣdar yang mengandung makna mubalagah 

(hiperbola) sehingga itu berarti bahwa kekeringan tersebut telah mencapai 

puncaknya.35 Adapun kata gasyiyahum berarti menutupi mereka. Kata ini  

terambil dari kata gasyia yang pada mulanya berarti menutupi, yakni laut 

menutupi seluruh tubuh mereka, atau dengan kata lain menenggelamkan 

mereka. Sedangkan kata mā ghasyiyahum (pada ayat setelahnya) bermakna 

sama dengan kata ghasyiyahum min al-yamm (mereka ditutupi oleh laut).36 

Dengan demikian pengulangan itu bertujuan penekanan dan penggambaran 

tentang besarnya ombak dan gelombang serta hebatnya penenggelaman itu. 

Redaksi ini merupakan salah satu redaksi singkat tetapi mengandung makna 

yang sangat luas dan dalam, sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang mereka 

 
34 Abū Muḥammad Ḥammūsy bin Muḥammad bin Mukhtār al-Qaisī Al-Qīrūnī, Al-

Hidāyah Fī Bulūq Al-Nihāyah, Juz VII, Cet. I (Majmu’ah Baḥūṡ al-Kitāb wa al-Sunnah, 2008). h. 
4675. 

35 Muḥammad bin al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Ᾱsyūr, Al-
Taḥrīr Wa Al-Tanwīr Juz XVI (Tunis: al-Dār al-Tūnisiyah, 1984). h. 270. 

36 Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad Al-Wāḥīdī, Al-Wajīz Fī Al-Tafsīr Al-Kitāb Al-‘Azīz, Cet. I 
(Damaskus: Dār al-Qalam, 1415). h. 700-701. 



55 
  

 

alami itu tidak dapat digambarkan dengan kata atau dilukiskan dengan 

kalimat-kalimat.37 

Nabi Musa as bersama umatnya ketika meninggalkan Mesir menuju 

Sinai, tidak menempuh jalan yang biasa ditempuh orang kebanyakan. Mereka 

tidak menelusuri pantai laut Tengah yang jaraknya hanya sekitar 250 mil 

menuju Sinai. Tetapi mereka menelusuri jalan arah tenggara, menelusuri laut 

Merah untuk menghindar dari lalu-lalang kafilah sekaligus menjauhkan diri 

dari kejaran Fir‘aun. Nabi Musa as. menempuh jalur tersebut atas perintah 

Allah sebagaimana diisyaratkan oleh QS. al-Syūarā/26: 52.38 

وْحَيْنَآ 
َ
ىِوَا

ٰ
ل وْسٰىِِِٓا  نِِِْم 

َ
ِِا سْر 

َ
يِِْٓا بَاد  ع  مِِْب 

 
نَّك وْنَِِا  تَّبَع  ِِِمُّ

Terjemahnya: 

Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa, “Pergilah pada malam hari 
dengan hamba-hamba-Ku (Bani Israil). Sesungguhnya kamu pasti akan 
diikuti.”39 

Allah memerintahkan menempuh jalur tersebut agar dalam 

perjalanannya mereka menemukan laut Merah dan terpaksa berhenti karena 

di hadang oleh laut yang kemudian dalam kenyataannya dijadikan Allah 

sebagai kuburan bagi tentara Fir‘aun.40 

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Musa as bersama 

pengikut-pengikutnya meninggalkan Mesir atas izin Fir‘aun, tetapi rupanya 

setelah mereka berangkat, Fir‘aun menyesal untuk membiarkan tenaga-

tenaga yang mereka pekerjakan tersebut meninggalkan Mesir, atau menduga 

bahwa Nabi Musa as dan pengikut-pengikut bermaksud melakukan makar 

 
37 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. VIII 

(Jakarta: Lentera Hati, 2011). h. 340. 

38 ‘Ᾱsyūr. Juz XVI,h. 270. 

39 Kementerian Agama RI. h. 369. 

40 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Vol. VIII, h. 341. 
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atasnya karena beliau menempuh jalur yang tidak biasa, maka karena itu 

Fir'aun mengejar mereka.41  

Kalimat ṭarīqan fi al-baḥr ialah jalan kering42 yang merupakan jalan yang 

dibuka untuk Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya43 dengan terbelahnya laut 

merah. Pembelahan laut dipahami sementara ulama dalam arti air surut 

setelah pasang, dan dengan demikian ia adalah peristiwa alam biasa. Tetapi 

mayoritas memahaminya dalam arti peristiwa luar biasa, apalagi dalam ayat 

di atas dan lebih tegas lagi dalam QS al-Syu’ārā/26: 63, dijelaskan bahwa itu 

terjadi melalui perintah Allah kepada Nabi Musa as. 44 

وْحَيْنَآ
َ
ىِفَا

ٰ
ل ىِِا  وْسٰٓ ِِِم  ن 

َ
بِِْا اكَِِاضْر  عَص  بَحْرَِ ِب  

ْ
قَِِال

َ
ِِفَكَانَِِفَانْفَل

ُّ
ل
 
ِِك رْق  وْدِ ِف  الطَّ

َ
يْم ِِك عَظ 

ْ
ِِِِۚال

Terjemahnya: 

Lalu, Kami wahyukan kepada Musa, “Pukullah laut dengan tongkatmu itu.” 
Maka, terbelahlah (laut itu) dan setiap belahan seperti gunung yang sangat 
besar.45 

Tongkat yang digunakan Nabi Musa as ialah untuk menampakkan 

mukjizat atau hal-hal yang luar biasa. Kalau peristiwa pembelahan laut itu 

merupakan peristiwa alam biasa, maka tentu Allah swt tidak memeerintahkan 

Nabi Musa as menggunakan tongkatnya.46 

Sementara itu, kata ṭarīq yang bermakna jalan dalam konteks yang 

metaforis, terdapat pada QS al-Nisā/4: 168, QS al-Nisā/4: 169 dan QS al-

Aḥqāf/46: 30. Kata tarīq pada QS al-Nisā/4: 168 menggunakan uslub ṭarīqan 

 
41 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Vol. VIII, h. 341. 

42 Abū al-Ḥajjāj Mujāhid bin Jabīr, Tafsīr Mujāhid, Cet. I (Mesir: Dār al-Fikr al-Islāmī al-
Ḥadīṡah, 1989). h. 464. 

43 Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad Al-Wāḥīdī, Al-Wasīṭ Fī Tafsīr Al-Qur’ān Al-Majīd, Juz III, 
Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994). h. 213. 

44 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Vol. VIII, h. 341. 

45 Kementerian Agama RI. h. 370. 

46 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Vol. VIII, h. 341. 
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yang menunjukkan makna umum.47 Sedangkan kata ṭarīq pada QS al-Nisā/4: 

169 dirangkaikan dengan kata jahannam sehingga menunjukkan makna jalan 

yang sesat. Sementara kata ṭarīq pada QS al-Aḥqāf/46: 30 dirangkaikan 

dengan kata al-mustaqīm sehingga menunjukkan makna jalan yang lurus. 

Berkonteks pada makna jalan yang lurus,  kata ṭarīq al-mustaqīm pada 

QS al-Aḥqāf/46: 30, dalam pandangan Ibnu Kaṣīr, adalah kebenaran dalam 

perbuatan dan tindakan.48 Demikian pula al-Tustarī.49 Ia memahami bahwa 

jalan yang lurus adalah pola hidup yang benar, seperti kejujuran dalam 

bermuamalah serta membenarkan yang benar, dll.  Hal ini sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Abū al-Sa’ūd yang generalisir segala bentuk amal saleh 

adalah termasuk ṭarīq al-mustaqīm.50 

Makna-makna demikian sejalan dengan apa yang disebutkan pada hadis 

Nabi saw.  

ثَ نَا مُ  ثَ نَا عَبمدُ اللََِّّ بمنُ دَاوُدَ، سَِْعمتُ عَاصِمَ بمنَ رَجَاءِ سَدَّدُ بمنُ  حَدَّ مُسَرمهَدٍ، حَدَّ
وَةَ  يلٍ، عَنم كَثِيِْ بمنِ قَ يمسٍ، قاَلَ: كُنمتُ جَالِسًا  بمنِ حَي م ، يَُُدِ ثُ عَنم دَاوُدَ بمنِ جََِ

قَ فَجَاءَهُ رَجُ  جِدِ دِمَشم لٌ، فَ قَالَ: يََ أَبََ الدَّرمدَاءِ: إِنّ ِ  مَعَ أَبِ الدَّرمدَاءِ، فِ مَسم
تُكَ مِنم مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَلَّ  ثهُُ،  جِئ م مَ لَِِدِيثٍ بَ لَغَنِي، أنََّكَ تَُُدِ 

عَنم رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيمهِ وَسَلَّمَ مَا جِئمتُ لِِاَجَةٍ، قَالَ فَإِنّ ِ سَِْعمتُ 
 طَريِقًا يَطملُبُ فِيهِ عِلممًا  مَنم سَلَكَ ولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيمهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: رَسُ 

نِحَتَ هَا سَلَكَ ا نََّةِ، وَإِنَّ الممَلَئِكَةَ لتََضَعُ أَجم رِضًا  للََُّّ بِهِ طَريِقًا مِنم طرُُقِ الْم
تَ غمفِرُ  َرمضِ،  لِطاَلِبِ المعِلممِ، وَإِنَّ المعَالَِ ليََسم  لَهُ مَنم فِ السَّمَوَاتِ، وَمَنم فِ الْم

 
47 Al-‘Akbarī. h. 411. 

48 Abū al-Fidā’ Ismā’I; bin ‘Umar bin Kaṣīr, Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm, Juz VII, Cet. II (Dār 
al-Ṭayyibah, 1999). H. 303. 

49 Abū Muḥammad Sahl bin ‘Abdillāh Al-Tustarī, Tafsīr Al-Tustarī, Cet. I (Beirut: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyah, 1423). h. 144. 

50 Abū al-Sa’ūd al-Mu’ammādī bin Muḥammad bin Muṣtafā, Irsyād Al-‘Aql Al-Salīm Ilā 
Mazāyā Al-Kitāb Al-‘Azīz Juz VIII (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabī). h. 88. 
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لَةَ يتَانُ فِ جَومفِ الممَاءِ، وَإِنَّ فَضملَ المعَ وَالِمِ  الِِِ عَلَى المعَابِدِ، كَفَضملِ المقَمَرِ ليَ م
نَمبِيَاءِ، وَإِنَّ الْمَ  رِ عَلَى سَائرِِ المكَوَاكِبِ، وَإِنَّ المعُلَمَاءَ وَرَثةَُ الْم نمبِيَاءَ لِمَ يُ وَر ثِوُا المبَدم

 51رواد ابو داود() وَافِرٍ دِينَاراً، وَلََ دِرمهََاً وَرَّثوُا المعِلممَ، فَمَنم أَخَذَهُ أَخَذَ بَِِظٍ  

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad, telah 
menceritakan kepada kami ‘Abdullāh bin Dāwud, saya telah mendengarkan 
‘Ᾱṣim bin Rajā’ Ḥaywah, dia menceritakan dari Dāwud bin Jamīl, dari Kaṡīr 
bin Qais, dia berkata: “Saya duduk bersama Abū Dardā’ di Masjid Damaskus 
lalu datang seserang”, dia berkata: “Wahai Abū Dardā’, aku datang 
kepadamu dari Kota Rasulullah saw untuk suatu hadis yang sampai 
kepadaku bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah saw dan 
tidaklah aku datang kecuali untuk itu”. Abū Dardā’ lalu berkata: “Aku 
mendengar Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa meniti jalan untuk 
menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. 
Sungguh, para Malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridlaan kepada 
penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk 
langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan serang alim 
dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama 
atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi 
tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. 
Barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak. 
(HR Abū Dāwud) 

Kata ṭarīqan pada hadis tersebut merupakan jalan yang tempuh oleh 

penuntut ilmu, baik berupa jalan (yang bermakna) hakiki maupun tindakan 

atau spirit dalam belajar. 

Adapun QS al-Nisā/4: 169 menujuk kepada jalan yang dianut oleh orang-

orang Yahudi yang mengingkari kebenaran Al-Qur’an. Jalan keingkaran yang 

ditempuh oleh orang-orang Yahudi disebut oleh Al-Qur’an dengan  ṭarīq 

jahannam. 

ا
َّ
ل يْقَِِا  مَِِطَر  يْنَِِِجَهَنَّ يْهَآِخٰل د  بَدًاِف 

َ
انَِِِ ا

َ
ىِذٰل كَِِوَك

َ
يْرًِِالٰلِّ ِعَل ِِِايسَ 

Terjemahnya: 

 
51 Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṡ Al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, Juz III (Beirut: al-

Maktabah al-‘Aṣriyah). h. 317. 
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kecuali jalan ke (neraka) Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-
lamanya. Hal itu bagi Allah (sangat) mudah.52 (QS al-Nisā’/4: 169) 

Orang-orang Yahudi mengingkari Al-Qur’an ditetapkan dan diperkokoh 

kekafirannya dengan tidak ditunjukkannya jalan yang lurus kepada mereka. 

Dengan kekafiran dan usaha mereka untuk menghalangi manusia dari 

petunjuk yang benar, maka Allah swt membiarkan mereka tersesat sejauh-

jauhnya. Mereka tersesat dari jalan yang lurus, baik dalam segi kehidupan, 

pikiran, pandangan, i’tikad, perilaku, serta tersesat dalam sisi kemasyarakatan 

dan perundang-undangan di dunia. Mereka tersesat dan tidak ada harapan 

untuk memperoleh petunjuk.53 

Ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya (munasabah) yang 

disebutkan di atas. Disebutkan bahwa jalan yang lurus ialah jalan yang 

ditunjukkan oleh Nabi Musa as melalui bimbingan wahyu. Dengan demikian, 

ayat ini juga mengandung penjelasan bahwa Al-Qur’an ialah bimbingan wahyu 

melalui firman-firman-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. 

Dengan menolak petunjuk yang dibawa Al-Qur’an, mereka ditetapkan sebagai 

orang-orang yang zalim. Kekafiran dan kezaliman merupakan dua hal yang 

beriringan.54  

مِِْوَمَنِِِْ ....
َّ
مِِْل

 
ك مَآِِيَحْ ِِب 

َ
نْزَل

َ
ٰۤىِٕكَِِالٰلِّ ِا ول

 
مِ ِفَا وْنَِِه  م   ِِالظٰل 

Terjemahnya: 

..... Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang 
diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (QS al-Māidah/5: 
45)55 

 
52 Kementerian Agama RI. h. 104. 

53 Sayyid Qutb, Fī Ẓilāl Al-Qur’ān, Juz II, Cet. XVII (Kairo: Dār al-Syurūq, 1422). h. 813. 

54 Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Rāgib Al-Aṣfahānī, Tāfsīr Al-Rāgib Al-
Aṣfahānī, Cet. I (al-Jāmi’ Ṭantā’, 1999). h. 235. 

55 Kementerian Agama RI. h. 115. 
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Bentuk kezaliman yang mereka lakukan tidak hanya berupa perilaku 

syirik, tetapi juga kezaliman terhadap kebenaran (mengingkari Al-Qur’an) 

serta kezaliman terhadap manusia (menghalangi manusia dari petunjuk Allah 

swt.) Oleh sebab itu, Allah swt menetapkan balasan bagi mereka berupa 

nereka jahannam.56 

ِِِمَنِْ ل  ضْل  اِالٰلِّ ِيُّ
َ
يَِِفَل هِ ِهَاد 

َ
مِِِْ ل ه  يِِْوَيَذَر  مِِْف  ه  غْيَان  وْنَِِط  ِيَعْمَه 

Terjemahnya: 

Siapa saja yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberinya 
petunjuk dan Dia akan membiarkannya terombang-ambing dalam 
kesesatan. (QS al-A’rāf/7: 186)57  

Tentu bukanlah urusan Allah swt mengampuni orang-orang semacam 

ini, sesudah mereka tersesat sejauh-jauhnya. Hal ini karena mereka 

memutuskan atas mereka sendiri.58 Padahal Allah swt menampakkan dengan 

jelas petunjuk kepada mereka.  

2. Sekte atau Aliran 

Ungkapan ṭaraiq qidadā dipahami sementara ulama sebagai kelompok, 

sekte atau mazhab.59 Secara leksikal kata qidadā bermakna potongan yang 

berlapis-lapis atau berbeda-beda.60 Sesuatu yang terpotong akan terpisah dan 

memiliki potongan berbeda dengan yang lainnya. Oleh seba itu, ungkapan 

ṭarāoq qidadā merupakan ungkapan yang mengisyaratkan perbedaan. Dengan 

 
56 Qutb. h. 813. 

57 Kementerian Agama RI. h. 174 

58 Abū Isḥāq Zujāj Ibrāhīm bin Al-Sirrī, Ma’ānīal Al-Qur’ān Wa I’rābuh, Cet. I (Beirut: 
‘Ᾱlim al-Kutub, 1988). 

59 Al-Khiḍīrī. h. 368. 

60 Muḥammad bin ‘Ālī bin Muḥammad bin ‘Abdullāh Al-Syaukānī, Fatḥ Al-Qadīr, Juz V, 
Cet. I (Damaskus: Dār Ibnu Kaṡīr, 1414). h. 268. 
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pengertian tersebut, ṭarāiq qidadā dipahami dengan jalan yang terpisah-

pisah61 atau berbeda-beda.62 Allah swt berfirman.  

نَّا
َ
ا اِِوَّ نَّ وْنَِِم  ح  نَّاِالصٰل  وْنَِِوَم  اِذٰل كَِ ِد  نَّ

 
دَدًاِ ِطَرَاۤىِٕقَِِك ِِق 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya di antara kami ada yang saleh dan di antara kami ada (pula) 
yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. (QS 
al-Jinn/72: 11)63 

Ayat ini merupkan perkataan para jin kepada bangsanya. Mereka 

mengajak satu sama lain mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw. Ketika 

menafsirkan ayat tersebut al-Zuḥailī menulis bahwa sebelum mendengarkan 

Al-Qur'an, di antara jin  ada yang beriman dan berkelakuan baik memiliki sifat 

saleh, di antara mereka juga ada kaum yang sebaliknya, tidak saleh atau kafir. 

Mereka adalah kelompok-kelompok yang terpecah-pecah, kelompok-

kelompok yang berlainan serta memiliki keinginan-keinginan yang berbeda-

beda.64  

Penggunaan bentuk plural pada kata qidadā berfungsi sebagai penegas 

dari kata ṭarāiq. Sebagaimana penggunaan kata ṭarāiq dalam bentuk plural. 

Demkian pula kata qidadā disebut dalam bentuk plural yang bentuk 

tunggalnya adalah qiddah.65 Penggunaan dua bentuk plural pada penggalan 

ayat ini menunjukkan perbedaan di antara kalangan bangsa jin merupakan 

perbedaan yang sangat prinsip dan signifikan.66 

 
61 Al-Zuhailī. Juz XXIX, h. 167. 

62 Al-Sirrī. Juz V, h. 235. 

63 Kementerian Agama RI. h. 572. 

64 Al-Zuhailī.Juz XXIX, h, 168-169. 

65 Abū ‘Ubaiad Ma’mar bin Al-Muṡannā, Majāz Al-Qur’ān Juz II (Kairo: Maktabah al-
Khanājī, 1381). h. 272. 

66 Al-Qurṭubī. Juz XIX, h. 15. 
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Dengan demikian, kata al-ṣāliḥūn diartikan dengan keimanan, sedangkan 

dūna żālik diartikan dengan kekafiran. Sebagimana keimanan dan kekafiran 

adalah dua hal yang sangat bertolak belakang.  Pendapat ini sebagaimana yang 

bersumber dari keterangan Ibnu ‘Abbās dan Mujāhid.67 Keterangan tersebut 

kemudian dipertegas dengan QS al-Jinn/72: 14. 

نَّا
َ
ا اِِوَّ نَّ وْنَِِم  م  سْل  م 

ْ
نَّاِال وْنَِ ِوَم  ط  قٰس 

ْ
مَِِفَمَنِِْال

َ
سْل

َ
ٰۤىِٕكَِِا ول

 
ِِفَا

َ
وْاحتَِ ِِرَشَدًاِرَّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya di antara kami ada yang muslim dan ada (pula) yang 
menyimpang dari kebenaran. Siapa yang (memeluk) Islam telah memilih 
jalan yang benar.68 

Adapun al-Ṭabarī memahami al-ṣāliḥūn dalam makna yang lebih khusus. 

Ia berpendapat bahwa kata tersebut menunjukkan makna ketaatan kepada 

Allah swt dalam bentuk agama Islam.69 Hal ini sebagaimana redaksi al-

muslimūn yang digunakan pada QS al-Jinn/72: 14. Meskipun demikian, 

pendapat tersebut dianggap tidak berdasar dan tidak sesuai dengan konteks 

pembicaraan ayat. Hal ini dikarenakan ketika itu para jin baru mendengarkan 

Al-Qur’an dari Nabi Muhammad saw yang setelah itu mengimaninya. Dengan 

demikian, sekelompok jin tersebut, ketika itu belum mengenal agama Islam 

sebelumnya. 

Berdasarkan makna al-ṣāliḥūn dan dūna żālik, maka makna kata ṭarāiq 

qidadā dipahami dengan tingkat kesalehan yang berbeda-beda. Pendapat ini 

sebagaimana yang disepakati al-Qurṭubī.70 Bagaimanapun kata ṭarāiq secara 

leksikal diartikan dengan sebagai sesuatu yang berlapis-lapis, sebagaimana 

penggunaannya dalam QS al-Mu’minūn/23: 17. Al-Zuḥailī memahami bahwa 

 
67 Kaṣīr.Juz VIII, h. 242. 

68 Kementerian Agama RI. h. 572. 

69 Al-Ṭabarī. Juz XXIII, h. 329. 

70 Al-Qurṭubī. Juz XIX, h. 16. 
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setiap sesuatu yang di atasnya terdapat sesuatu yang lain disebut dengan 

ṭarāiq.71  

Adapun pendapat yang paling popular adalah yang mengartikan ṭarāiq 

qidadā dengan respon yang berbebda72, kecenderungan atau keinganan yang 

bertolak belakang.73 Dalam artian bahwa setelah sekolompok jin 

mendengarkan lantunan Al-Qur’an, terdapat di antara mereka yang 

mengimaninya dan terdapat pula yang mengingkarinya. Mereka memilki 

respon dan kecenderungan yang berbede-beda dalam menaggapi Al-Qur’an 

yang mereka dengar.  

Dengan demikian di antara mereka ada yang Mukmin, di antara mereka 

ada yang fasik, ada yang kafir sebagaimana keadaan manusia. Sebagaimana al-

Qurṭubī menyebutnya dengan tingkat kesalehan yang berbeda-beda.74  

Di sisi lain, pemahaman bahwa perbedaan yang terjadi di antara bangsa 

jin adalah perbedaan kepercayaan dan keyikinan. Sa'īd bin al-Musayyab ketika 

mengomentari ayat tersebut menyebut bahwa di antara bangsa jin  ada yang 

Muslim, Yahudi, Nasrani, dan Maiusi. Adapun al-Syaukāni memahami ṭarāiq 

qidadā dengan aliran atau sekte yang berbeda. Hal ini sebagaimana al-Ṭabarī 

berpendapat bahwa termasuk cakupan ṭarāiq ialah mazhab. 75 Oleh sebab itu, 

al-Suddī dan al-Ḍaḥḥāk menyebut bahwa dilakangan jin juga terdapat mazhab 

yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menganut Qadariyah, Syi’ah, 

Murji’ah, Mu’tazilah Rāfiḍah.76  

 
71 Al-Zuhailī. Juz XVIII, h. 23. 

72 Al-Syaukānī. Juz V, h. 268. 

73 Al-Ṭabarī. Juz XXIII, h. 330. 

74 Al-Qurṭubī. Juz XIX, h. 16. 

75 Al-Ṭabarī. Juz XXIII, h. 329. 

76 Al-Qurṭubī. Juz XIX, h. 16. 
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Terlepas dari perbedaan pemahaman yang terjadi di kalangan ahli tafsir, 

yang jelas adalah sekelompok jin tersebut barada di atas “jalan” yang berbeda.  

Apakah dalam konteks keimanaan dan kekafiran, perbedaan agama, maupun 

sekte, aliran atau mazhab. 

3. Adat dan Kebiasaan 

Kata ṭarīqah  diterjemahkan dengan “jalan”, juga dapat digunakan dalam 

arti gaya dan cara hidup yang dinilai benar. Kata ṭarīqah dalam konteks QS 

Ṭāha/20: 63 memuat  anggapan Fir'aun bahwa agama dan kepercayaan yang 

dianut oleh masyarakat Mesir pada masanya, termasuk keyakinan mereka 

tentang ketuhanan Fir'aun. Selain itu, kata ṭarīqah teesebut dapat juga berarti 

pemuka masyarakat. Ini karena gaya dan jalan hidup pemuka masyarakat 

sering kali diikuti, ditelusuri dan diteladani oieh masyarakat umum.77 Hal ini 

sebagimana yang terdapat pada kandungan QS Ṭāha/20: 63. 

وْآ
 
نِِْقَال ِِا  ِِهٰذٰن  رٰن  سَاح 

َ
ِِل يْدَان  ر 

نِِْي 
َ
مِِْا

 
جٰك خرْ 

نِِْيُّ مِِْم  
 
ك رْض 

َ
مَاِِا ه  حْر  س  ِِوَيَذْهَبَاِِب 

مِ 
 
ك يْقَت  طَر  ىِب 

ٰ
ثْل م 

ْ
ِِِال

Terjemahnya: 

Mereka (para penyihir) berkata, “Sesungguhnya dua orang ini adalah 
benar-benar penyihir yang hendak mengusirmu dari negerimu dengan sihir 
mereka berdua dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. 
(QS Ṭāha/20: 63)78 

Dari segi qira’at,  pada umumnya ulama qira’at membaca haẓāni dengan 

huruf alif setelah huruf ẓal. Begitupun juga kata inna, yaitu dengan membaca 

kasrah huruf pertama dan tasydīd pada huruf nūn.79 Hanya Ibn Kaṡīr dan Hafs 

yang membacanya in, yaitu dengan kasrah pada huruf hamzah (alif) dan sukun 

 
77 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jilid VIII, h. 324. 

78 Kementerian Agama RI. h. 315. 

79 Al-Ṭabarī. Juz XVIII, h. 238. 
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pada huruf nun (in).80 Bacaan mayoritas ulama itu menimbulkan kemusykilan 

dari segi tata bahasa. Karena inna menurut kaidah kebahasaan digunakan 

untuk menekankan suatu berita dan dalam saat yang sama kata tersebut 

berfungsi me-naṣab-kan ism yang disebut dalam redaksinya. Dalam bacaan 

tersebut, ayat ini ia mestinya berbunyi inna haẓayni la sāhirūna yang berbeda 

dengan bunyi ayat di atas.81  

Banyak jawaban yang dikemukakan oleh para pakar. Antara lain bahwa 

kata inna pada ayat tersebut bukanlah kata yang berfungsi menekankan berita 

dan me-naṣab-kan ism, tetapi ia merupakan kata yang digunakan untuk 

menjawab dan mengkofirmasi sesuatu. Jika dipahami demikian, seakan-akan 

sekelompok dari penyihir yang berselisih itu mengusulkan untuk menyatakan 

bahwa Nabi Musa as dan Nabi Harun as adalah dua orang penyihir, lalu 

kesimpulan mereka itu disambut oleh kelompok yang lain dengan 

membenarkannya.82  

Selain itu, terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa memang inna 

adalah kata yang digunakan untuk menekankan suatu berita, hanya saja tidak 

semua pengguna bahasa Arab mengatakan bahwa inna me-naṣab-kan ism. 

Bahasa yang digunakan oleh Kinānah dan al-Ḥariṡ Ibn Ka‘ab, sejalan dengan 

bunyi penggalan ayat di atas. Memang tidak banyak yang menggunakannya, 

karena itu ia sering kali pula dinamai kejanggalan (syāẓ). Meskipun demikian, 

syāẓ dalam penggunaan bahasa oleh para penggunanya yang berkompeten 

tidak dapat dinilai salah. Yang keliru adalah perumus kaidah, yang tidak dapat 

menyusun rumusan yang dapat menampung semua cara para pengguna 

 
80 Abū Muḥammad al-Ḥusain Al-Bagawī, Ma’ālim Al-Tanzīl Fī Al-Tafsīr Al-Qur’ān, Juz III 

Cet. I (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1420). h. 266. 

81 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jilid VIII, h. 234. 

82 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jilid VIII, h. 324-325.  



66 
  

 

bahasa yang berkompeten itu. Memang kaidah bahasa Arab, dirumuskan jauh 

setelah kelahiran bahasa Arab. Semantara itu, Abū Amr, seorang pakar qira’at, 

merupakan satu-satunya pakar yang membaca ayat itu sesuai dengan 

rumusan kaidah,83 yaitu membacanya inna hāẓāyni la sāḥiran.84 Akan tetapi 

qir’aat tersebut tidak populer kendati riwayatnya tetap dinilai ṣaḥīḥ. 

Pada akhirnya, tidaklah tepat menilai bahwa para penulis Al-Qur’an telah 

keliru menulis penggalan ayat tersebut. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an 

berdasar bacaan yang beredar dan telah dikenal luas dan dihafal oleh sahabat-

sahabat Nabi saw yang demikian banyak.  Tentu saja mereka adalah orang-

orang yang sangat paham tentang bahasa Arab, dan dengan demikian 

penulisan atau bacaan mereka, meskipun dinilai tidak sejalan dengan rumusan 

kaidah, sama sekali tidak dapat dinilai keliru.85 

Adapun pada konteks makna pada  penggalan kalimat bi ṭarīqatikum al-

muṣlā menunjuk kepada Bani Israil, kaum nabi Musa as.86 Mereka (penyihir) 

menuduh Nabi Musa dan saudaranya menghasut Bani Israil meninggalkan 

adat dan kebiasaan mereka. Mereka juga menganggap bahwa dengan ajakan 

Nabi Musa untuk menyembah Allah swt ialah untuk mengambil alih 

kedudukan dan kekuasaan Bani Israil dengan menjadi pemimpin di tengah-

tengah mereka. Makna ini diperoleh dari al-muṣlā yang merupakan bentuk 

 
83 Abū Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥāq bin Gālib bin Tamām bin ‘Aṭiyah, Al-Muḥarrar Al-Wajīz Fī 

Tafsīr Al-Kitāb Al-‘Azīz, Juz IV, Cet I (Beirut: Dār al-Kutub al-“ilmiyah, 1422). h. 50. 

84 Abū Isḥāq Zujāj Ibrāhīm bin Al-Sirrī, Ma’ānīal Al-Qur’ān Wa I’rābuh, Juz III Cet. I 
(Beirut: ‘Ᾱlim al-Kutub, 1988). h. 361. 

85 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jilid VIII, h. 325. 

86 Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṡīr Al-Ṭabarī, Jāmi’ Al-Bayān Fī Ta’wīl 
Al-Qur’ān, Juz XVIII, Cet. I (Muassasah al-Risālah, 2000). h. 332. 
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feminim dari kata amṣal yang menunjukkan makna keunggulan dan 

kemuliaan.87   

Menurut al-Zuhailī, setidaknya terdapat tiga motif tuduhan yang mereka 

(penyihir) tujukan kepada Nabi Musa as dan sauadaranya (Nabi Harun as). 

Pertama, mereka mendustakan kenabian mereka berdua dan justru menyebut 

mereka berdua sebagai penyihir. Kedua, mengungkap keinginan jangka 

panjang keduanya, yaitu mengusir para penduduk asli dari tanah air mereka, 

Mesir. Dan ketiga, mereka menunuh Nabi Musa as dan saudaranya berambisi 

menguasai seluruh kedudukan dan jabatan.88 

Dengan tuduhan para penyihir yang menuduh Nabi Musa as dan 

saudaranya dan kaitannya dengan kalimat bi ṭarīqatikum al-muṣlā. Maka kata 

ṭarīqah dapat bermakna cara hidup, kebiasaan, tradisi yang paling baik dan 

mulia.89 Dengan demikian, tuduhan yang dilancarkan para penyihir kepada 

Nabi Musa as dan saudaranya adalah tuduhan tentang keinginanan keduanya 

menciptakan trend hidup baru di tengah-tengah Bani Israil dengan menghapus 

trend hidup Bani Israil sebelumnya. Dengan makna demikian, ṭarīqah pada 

konteks ayat ini dapat diartiakan dengan ṭarīqah al-‘amaliyah,90 yaitu 

kebiasaan yang biasa dilakukan (adat, budaya dan tradisi). 

4. Agama dan Kepercayaan 

Kata ṭarīqah yang memilki makna jalan kepercayaan atau agama adalah 

yang terdapat pada QS al-Jinn/72: 16. Secara eksplisit kata ṭarīqah pada ayat 

 
87 Wahbah Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-Manhaj, Juz 

XVI, Cet. II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1418). h. 234-235. 

88 Al-Zuhailī. Juz XVI, h. 236. 

89 Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Syams al-Dīn Al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ Li Aḥkām Al-
Qur’ān, Juz XI, Cet. III (Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣriyah, 1964). h. 216. 

90 ‘Umar, Mu’jam Al-Lugah Al-‘Arabiyah Al-Mu’Āṣarah. Juz II, h. 1398. 
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ini dipahami oleh banyak ulama menunjuk kepada syariat agama Islam. Allah 

swr berfirman. 

نِْ
َ
ا وِ ِوَّ

َّ
وْاِل ىِاسْتَقَام 

َ
يْقَةِ ِعَل ر 

مِِْالطَّ سْقَيْنٰه 
َ
ا
َ
اۤءًِِل ِِِغَدَقًاِ ِمَّ

Terjemahnya: 

Seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), 
niscaya Kami akan mencurahkan air yang banyak (rezeki yang cukup). (QS 
al-Jinn/72: 16)91 

Terdapat dua pendapat terkait dengat dengan objek pemibicraan ayat 

tersebut. Pertema, mereka yang memahami bahwa objek pembicraan ayat 

tersebut adalah jin dan manusia.92 Dengan demikian, ayat tersebut 

memberikan pemahaman bahwasanya jika jin dan manusia konsisten pada 

jalan Islam, Allah swt akan mencurahkan kepada mereka air yang banyak. 

Allah swt benar-benar akan memberi mereka kebaikan yang banyak lagi luas 

untuk menguji mereka. Artinya Allah swt memperlakukan mereka 

sebagaimana perlakuan orang yang menguji sehingga mengetahui syukur 

mereka terhadap nikmat-nikmat itu. Jika mereka taat kepada Tuhan mereka, 

Kami akan memberi mereka pahala.93 

Pendapat pertama ini dipertegas dengan sebuah hadis tentang 

pengutusan Nabi Muhammmad saw ialah diperuntukkan kepada bangsa jin 

dan manusia. Sebagaimana visi kerasulan beliau sebagai rahmat bagi alam 

semsesta. 

ثَ نَا مَُُمَّدُ بمنُ فُضَيملٍ، عَنم يزَيِدَ بمنِ أَبِ زيََِدٍ، وَمَُُاهِدٍ، وَمِقمسَمٍ، عَنِ ابمنِ   حَدَّ
رًا:  يمهِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اُلله عَلَ  وَسَلَّمَ: أعُمطِيتُ خََمسًا وَلََ أقَُولهُُ فَخم

وَدِ، وَجُعِ  َسم َحْمَرِ، وَالْم جِدًا، وَأُحِلَّ بعُِثمتُ إِلََ الْم َرمضُ طَهُوراً وَمَسم لَتم لِ الْم
 

91 Kementerian Agama RI. h. 573. 

92 Muḥammad bin Maḥmūd Al-Ḥijāzī, Al-Tafsīr Al-Wāḍiḥ, Juz VI, Cet. X (Beirut: Dār al-
Jail al-Jadīd, 1313). h. 256. 

93 Al-Zuhailī. Juz XXIX, h. 171. 
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ةَ  نُصِرمتُ بَِلريعمبِ فَ هُوَ يَسِيُْ أمََامِي مَسِيَْ لِ المغَنَائمُِ وَلِمَ تَُِلَّ لَِْحَدٍ قَ بملِي، وَ 
رٍ، وَأعُمطِيتُ الشَّفَاعَةَ فأََخَّرمتُ هَا لِْمَُّتِِ إِلََ يَ وممِ المقِيَامَةِ وَهِيَ نََئلَِ  ةٌ إِنم شَاءَ  شَهم

ئًا ركِم بَِللََِّّ شَي م ُ مَنم لِمَ يُشم  94( بن أبِ شيبةرواه ابن  (اللََّّ
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Fuḍail, dari Yazīd bin Abī 
Ziyād, Mujāhid dan Miqsam, dari Ibnu ‘Abbās, dari Rasulullah saw bersabda:  
Aku diberikan lima hal yang belum pernah dikatakan (diberikan) 
seorangpun sebelumku, aku diutus untuk bangsa merah dan bangsa hitam, 
telah dijadikan bagiku seluruh bumi suci dan sebagai masjid (tempat sujud), 
dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan 
kepada seorang nabi pun sebelumku, aku diberi pertolongan dengan 
ditanamkannya rasa takut (pada musuh-musuhku) sejarak satu bulan 
perjalanan dan aku diberi (hak) memberi syafaat kepada umatku pada hari 
Kiamat bagi yang tidak mempersekutukan Allah swt. (HR Ibnu Abī Syaibah) 

Menurut al-Zuḥaili, bangsa merah ialah bangsa jin, sedangkan bangsa 

hitam adalah bangsa manusia. Pengutusan Nabi Muhammad saw, yang juga 

diperuntukkan kepada jin, menurut Ḥasan al-Baṣrī, karena tidak diutus 

seorang rasul pun dari bangsa mereka (jin).95  

Kedua, pendapat yang memahami bahwa objek pembicaraan ayat 

tersebut adalah manusia, khususnya penduduk mekah yang merupakan 

makhātab pertama Al-Qur’an. Pendapat ini sebagaimana yang disebut oleh al-

Samarqandī,96 al-Khāzin,97 al-Alūsī,98 dll. Pendapat ini tampaknya tidak terlepas 

dari konteks sebab turunnya ayat. Ayat ini turun bekaitan dengan kegelisahan 

orang-orang kafir Quraisy karena tidak turunnya hujan dalam waktu yang 

 
94 Abū Bakr bin Abī Syaibah, Al-Kitāb Al-Muṣannaf Fī Aḥādīṡ Wa Al-Ᾱṣār, Juz VI, Cet. I 

(Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1407). h. 303. 

95 Al-Zuhailī. Juz XXIX, h. 172. 

96 Abū al-Laiṡ Naṣr bin Muḥammad bin Aḥmad Al-Samarqandī, Baḥr Al-‘Ulūm. Juz III, h. 
506. 

97 Abū al-Ḥasan ‘Alā’ al-Dīn ‘Alī bin Muḥammad bin Ibrāhīm Al-Khāzin, Lubāb Al-Ta’wīl 
Fī Ma’āniī Al-Tanzīl, Juz IV, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415). h. 351. 

98 Syihāb al-Dīn Maḥmūd bin ‘Abdillāh Al-Alūsī, Rūḥ Al-Ma’ānī FI Tafsīr Al-Qur’ān Al-
‘Aẓīm Wa Al-Sab’ Al-Maṡānī, Juz XV, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415). h. 91. 
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lama. Ayat ini kemudian diturunkan sebagai stimulus, meskipun pada 

akhirnya mereka tetap ingkar terhadap tuntunan Al-Qur’an.   

أخرج عن مقاتل فِ قوله وأن استقاموا على الطريقة لْسقيناهم ماء غدقا  
 99قال نزلت فِ كفار قريش حين منع المطر سبع سنين

Artinya: 

Dikutip dari Maqātil dari ayat “Seandainya mereka tetap berjalan lurus di 
atas jalan itu (agama Islam), niscaya Kami akan mencurahkan air yang 
banyak (rezeki yang cukup). (QS al-Jinn/72: 16)”. Dia berkata bahwasanya 
ayat tersebut turun kepada kafir Quraisy ketika tidak turun hujan selama 
tujuh tahun. 

Adapun pendapat yang ketiga menyebut bahwa ayat tersebut 

merupakan pembicraan yang ditujukan kepada jin yang merupakan lanjutan 

dari pembicraan ayat-ayat sebelumnya. Dengan demikian, ayat ini seperti 

mengisyaratkan bahwa andaikan golongan jin beriman kepada Allah dengan 

berjalan di atas ṭarīqah Islam, maka Allah akan meberikan kepada mereka “air 

yang banyak”. Pendapat ini sebagaimana yang disebut oleh al-Zamaksyarī100 

dan al-Suyūtī.101 

Ganjaran bagi yang berjalan di atas ṭarīah Islam adalah air yang banyak. 

Kalimat mā’ gadagā dipahamai secara luas oleh para ahli tafsir, sesuai 

perspektif dan sudut pandang masing-masing. Pendapat yang memahami dari 

sudut pandang tekstual menyebut air yang banyak adalah curuh hujan yang 

intens.102 Pendapat ini sebagimana kontkes awal sebab turunnya (asbāb al-

nuzūl) dari ayat tersebut.  

 
99 ‘Abd Raḥman bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, Lubāb Al-Nuqūl Fī Asbāb Al-Nuzūl, 

Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah). h. 204. 

100 Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amrū Al-Zamakhsyarī, Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq Al-Tanzīl, 
Juz IV, Cet. III (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī). h. 629. 

101 ‘Abd Raḥman bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī and Jalāl al-Dīn Muḥammad Al-
Maḥallī, Tafsīr Jalālain, Cet. I (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ). h. 772. 

102 Al-Bagawī. Juz V, h. 161. 
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Selain itu, terdapat pula pemahaman yang menyebut bahwa “air yang 

banyak” adalah disempurnakannya nikmat103 dari Allah yaitu dengan 

dilapangkannya rezekinya,104 baik dalam bentuk harta105 maupun ketenangan 

dan kelapangan106 hidup di dunia.107 Adapun al-Ṭabarī menyebut bahwa pokok 

dari semua pemahaman yang ada ialah dengan adanya keberkahan dalam 

rezeki.108 Hal ini sebagaimana yang dipertegas dalam Qsal-A’rāf/7: 96. 

وِْ
َ
نَِِِّوَل

َ
ِِِا

َ
هْل

َ
ىِِا رٰٓ ق 

ْ
وْاِِال مَن 

ٰ
فَتَحْنَاِِوَاتَّقَوْاِِا

َ
مِِِْل يْه 

َ
ِِِعَل ت 

ٰ
نَِِِبَركَ مَاۤءِ ِِم   ِِِالسَّ رْض 

َ
ا
ْ
نِِِْوَال ك 

ٰ
وْاِِِوَل ب  ذَّ

َ
ِِك

مِْ خَذْنٰه 
َ
مَاِِفَا ان وْاِب 

َ
وْنَِِك ب  س 

ْ
ِِيَك

Terjemahnya: 

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami 
akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan 
bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). 
Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka 
kerjakan.109 

Berbeda dengan al-ṭarīqah pada QS al-Jinn:72: 16, adapun kalimat ṭarīq 

al-mustaqīm pada QS al-Aḥqāf/46: 30 dipahami lebih umum oleh sebagian 

ulama. Sebagian ulama tafsir tetap menyebutnya dengan makna agama Islam. 

Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa bukan hanya agama Islam yang 

termasuk ṭarīq mustaqīm, tetapi juga agama-agama terdahulu yang 

diturunkan kepada umat sebelum Islam. Allah swt berfirman.  

 
103 ‘Abd al-Karīm bin Hawzān bin ‘Abd al-Malik Al-Qusyairī, Latāif Al-Isyārāt, Juz III, Cet. 

III (Kairo: al-Hai’ah al-Misriyah). h. 639. 

104 Muḥammad Jamāl al-Dīn bin Muḥammad Sa’īd bin al-Qāsim Al-Qāsimī, Maḥāsin Al-
Ta’wīl, Juz IX, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1418). h. 334. 

105 ‘Abd al-Razāq bin Hammām Al-Ṣan’ānī, Tafsīr ‘Abd Al-Razāq, Juz III, Cet. I (Beirut: Dār 
al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1919). h. 353, 

106 ‘Abd Raḥman bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, Al-Dūr Al-Manṡūr Fī Tafsīr Bi Al-
Ma’ṡūr, Juz VIII, (Beirut: Dār al-Fikr). h. 305. 

107 Abū Isḥāq Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm Al-Ṡa’labī, Al-Kasyf Wa Al-Bayān ‘an 
Tafsīr Al-Qur’Ān, Juz X, Cet. I (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 2002). h. 53. 

108 Al-Ṭabarī. Juz XXIII, h. 336-338. 

109 Kementerian Agama RI. h. 163. 
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وْا
 
نَّاِيٰقَوْمَنَآِقَال عْنَاِا  تٰبًاِسَم  ِِك 

َ
ل نْز 

 
نِْْۢا وْسٰىِِبَعْدِ ِِم  قًاِِم  د   ص  مَاِِم   

 
يِِْٓيَدَيْهِ ِبَيْنَِِل ىِيَهْد 

َ
ل ِِِا   

حَق 
ْ
ِِال

ى
ٰ
ل ِِِوَا  يْق  يْم ِِطَر  سْتَق   مُّ

Terjemahnya: 

Mereka berkata, “Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah 
mendengarkan Kitab (Al-Qur’an) yang diturunkan setelah Musa sebagai 
pembenar (kitab-kitab) yang datang sebelumnya yang menunjukkan pada 
kebenaran dan yang (membimbing) ke jalan yang lurus. (QS al-Aḥqāf/46: 
30) 110 

Al-Nakhajawānī menyebut bahwa jalan yang lurus (ṭariq mustaqīm) 

merupakan jalan ketauhidan. Jalan tersebut ialah “jalan” yang menuntun 

dalam meng-Esa-kan Tuhan.111 Berkaitan dengan pemahaman tersebut, 

keterangan dari Ibnu ‘Abbās menyebut jalan yang lurus dalam hal ini adalah 

agama Islam itu sendiri.112 Agama Islam adalah agama yang meng-Esa-kan 

Allah swt serta menganggap kemusyrikan sebagai dosa yang paling besar dan 

tidak terampuni. Keterangan dari Maqātil bin Sulaimān kemudian 

mempertegas  bahwa selain agama Islam tidaklah termasuk jalan yang lurus.113 

Sementara itu, pendapat berbeda diungkapkan oleh al-Khaṭīb. Ia 

menyebutkan  tarIq mustaqim pada penggalan akhir ayat tidak hanya 

keterangan terhadap agama Islam semata, melainkan juga agama-agama Allah 

swt sebelumnya yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu.114 

Apa yang dikemukakan oleh al-Khaṭīb dapat diargumetasikan 

berdasarkan konteks pembicraan ayat. Bahwa  sebagaimana manusia, jin juga 

 
110 Kementerian Agama RI. h, 506. 

111 Ni’matullāh bin Maḥmūd Al-Nakhajawānī, Al-Fawātiḥ Al-Ilahiyah Wa Mafātiḥ Al-
Gaibiyah, Juz II, Cet. I (al-Gawariyah: Dār Rakābī, 1999). h. 324. 

112 Abū Ṭāhir Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya’qūb Al-Fairuzābādī, Tanwīr Al-Miqbās Min 
Tafsīr Ibn ‘Abbās, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah). h. 426. 

113 Abū al-Ḥasan Maqātil bin Sulaimān, Tafsīr Maqātil Bin Sulaimān, Juz III, Cet. I (Beirut: 
Dār Iḥyā’ al-Turāṡ, 1423). H. 573. 

114 ‘Abd al-Karīm Al-Khaṭīb, Al-TafsIr Al-Qur’ānī Li Al-Qur’ān,Juz XIII (Kairo: Dār al-Fikr 
al-‘Arabī). h.294. 
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memilki agama dan kepercayaan sehingga terkait dengan pahala, hukuman, 

perintah, larangan, hak memasuki surga atau nereka, dll. Ayat tersebut 

memceritakan tentang sekumpulan jin yang mendengarkan dan 

membenarkan Al-Qur’an, sebagaiamana mereka membenarkan Taurat 

sebagai syari’at dan sumber hukum pada masa lalu. Oleh sebab itu, kebenaran 

Taurat tersebut termasuk dalam keterangan ṭarīq mustaqīm. Hal ini 

sebagaimana al-Rāzī yang menyebut bahwa sekelompok jin tersebut 

menganut agama Yahudi yang telah mendengarkan Taurat Nabi Musa as.115   

Pada analisis yang lain, sebagian ulama tafsir mengemukakan 

pemahaman yang berbeda. Dalam argumentasinya, disebutkan bahwa 

sekelompok jin tersebut beragma Nasrani. Kalimat min ba’dī mūsa (setelah 

Nabi Musa as) menunjukkan bahwa jin tersebut menganut dan membenarkan 

apa yang dibawa setelah Nabi Musa as. Dalam hal ini, kitab yang membawa 

muatan syariat dan hukum setelah Taurat Nabi Musa as adalah Injil yang 

diturunkan kepada Nabi Isa.116 Pada  analisis tersebut, maka jin-jin yang 

bersangkutan disebut beragama Nasrani. Dengan demkian menunjukkan 

bahwa ṭarīq mustaqīm adalah termasuk agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi 

Isa as. 

Meskipun demikian pendapat kedua dibantah berdasarkan keterangan 

dari Ibnu ‘Abbās. Sekelompok jin tersebut merupakan penganut Yahudi yang 

mengimani Taurat tetapi tidak pernah tersentuh oleh ajaran yang dibawa Nabi 

Isa as.117  

 
115 Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Umar Fakhr al-Dīn Al-Rāzī, Mafātiḥ Al-Gaib, Juz XXVIII 

(Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1420). h. 28. 

116 Ismā’il Ḥaqqī bin Muṣṭafā, Ruḥ Al-Bayān Juz VIII (Beirut: Dār al-Fikr). h. 489. 

117 Muṣṭafā. Juz VIII, h. 489. 
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Betapapun, apakah Taurat yang dibawa Nabi Musa as beserta Injil yang 

diturunkan oleh Nabi Isa as, termasuk dalam keterangan kalimat ṭarīq 

mustqīm di dalam ayat tersebut, tatapi yang pasti adalah keduanya merupakan 

kitab suci yang diturunkan Allah swt kepada nabi-nabi terdahulu yang 

memuat syariat dan petunjuk untuk kaum yang di-khitāb-nya. Umat Nabi 

Muhammad saw hanya dituntut untuk percaya terhadap kitab-kitab tersebut, 

sebagai bagian dari syarat dan rukum iman dalam beragama Islam. 

5. Pemikiran 

Kata ṭarīqah pada QS Ṭāha/20: 104 dipahami oleh para ulama tafsir 

dengan pemikiran, pendapat atau pandangan. Meskipun menggunakan 

redaksi dan argumentasi yang berbeda, akan tetapi pendapat-pendapat 

tersebut masih dalam subtansi yang sama. Allah swt berfirman. 

ِ ن  حْ
َ
مِ ِن

َ
عْل
َ
مَاِِا وْنَِيَِِب 

 
وْل ذِِْق  وِِْا  ِيَق 

 
مِِْل ه 

 
مْثَل

َ
يْقَةًِِا نِِْطَر  مِِْا  ثْت  ب 

َّ
اِل

َّ
ل ِِِِࣖيَوْمًاِا 

Terjemahnya: 

Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan, ketika orang yang 
paling lurus jalannya mengatakan, “Kamu tinggal (di dunia) tidak lebih dari 
sehari saja.”118 

Al-Nasafī memahami bahwa yang dimaksud kalimat amṣaluhum ṭarīqah 

pada ayat tersebut adalah yang paling kuat argumentasinya (perkataannya).119 

Pendapat serupa juga disebutkan oleh al-Syaukānī dan Sa’īd Hawā. Al-

Syaukānī berpendapat bahwa termasuk dalam kandungan amṣaluhum ṭarīqah 

adalah yang paling luas pandangannya,120 semenatara Hawā mengatakan 

bahwa yang sempurna “cara berpikirnya".121  

 
118 Kementerian Agama RI. h. 319. 

119 Abū al-Barakāt ‘Abdillāh bin Aḥmad Al-Nasafī, Madārik Al-Tanzīl Wa Ḥaqāiq Al-
Tanwīl, Juz II, Cet. I (Beirut: Dār al-Kalam al-Ṭayyib, 1998). h. 383. 

120 Muḥammad bin ‘Ālī bin Muḥammad bin ‘Abdullāh Al-Syaukānī, Fatḥ Al-Qadīr, Juz III 
Cet. I (Damaskus: Dār Ibnu Kaṡīr, 1414). h. 456. 

121 Sa’īd Ḥawwā, Al-Asās Fī Al-Tafsīr, Juz VII, Cet. VI (Kairo: Dār al-Salām, 1412). h. 3386. 
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Senada dengan pendapat-pendapat tersebut, Ibnu ‘Ᾱsyūr memahami 

bahwa kalimat tersebut adalah dia yang pendapatnya paling mendekati 

kebenaran. Namun, Ibnu ‘Ᾱsyūr menambahkan bahwa amṣaluhum ṭarīqah 

tidak hanya menunjukkan yang paling dekat kebenaran. Kalimat amṣaluhum 

ṭarīqah juga adalah yang paling pandai berdalih. Bisa juga, lanjut Ibnu ‘Ᾱsyūr, 

kalimat amṣaluhum ṭarīqah dipahami sebagai ejekan dan cemoohan terhadap 

orang-orang kafir.122 Betapapun, pendapat-pendapat tersebut sebagaimana 

keterangan yang bersumber dari riwayat dari Ibnu ‘Abbās.123  

Adapun al-Sya’arāwī, memilki pendapat yang sedikit berbeda tetapi 

masih dalam satu garis besar yang sama. Ia tidak memahami ṭarīqah dengan 

pikran atau akal, tetapi tindakan. Oleh sebab itu, kalimat amṣaluhum ṭarīqah 

dalam pandangan al-Sya’arāwī adalah yang paling baik dan bijak dalam 

mengambil keputusan.124   

Pendapat-pendapat tersebut kemuduain diakomodasi al-Zuḥailī. Al-

Zuḥailī dalam tafsirnya menulis bahwa kata ṭarīqah yang terdapat pada QS 

Ṭāha/20 104 dapat berarti pendapat/pemikiran dan perbuatan.125 Akan tetapi, 

pendapat kedua (ṭarīqah adalah perbuatan) yang disebutkannya tidaklah 

popular dikalangan ulama tafsir. Berbeda dengan pendapat pertama (ṭarīqah 

adalah pemikiran), disebutkan juga oleh banyak mufassir, sebagaimana 

 
122 ‘Ᾱsyūr. Juz XVI, h. 305. 

123 Al-Fairuzābādī. h. 266. 

124 Muḥammad Mutawllī Al-Sya’arāwī, Tafsīr Al-Sya’arāwī,  Juz XV(Kairo: Muṭābi’ 
Akhbār al-Yaum, 1997). h. 9386. 

125 Al-Zuhailī. Juz XVI, h. 279. 
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pendapat tersebut disebutkan juga oleh al-Māturīdi,126 al-Māwardī,127 al-

Marāgī,128 dll.  

Berdasarkan analisis dan rangkuman dari berbagai pandangan dan 

argumentasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa pandangan yang popular 

dikalangan ulama tafsir adalah kata ṭarīqah yang terdapat pada QS Ṭāha/20: 

104 berarti pikiran atau pandangan.  

6. Benda Astronomis (Bintang, Orbit dan Lapisan Langit) 

Turunan kata ṭaraqa-yaṭruqu yang berarti jalan, juga digunakan Al-

Qur’an untuk menunjuk makna benda-benda langit. Kata ṭāriq pada QS al-

Ṭāriq/86: 1 dan 2 menunjuk kepada benda astronimis, yaitu bintang-bintang 

yang ada di luar angkasa. Adapun ṭarāiq yang merupakan bentuk plural dari 

ṭarīqah menunuk kepada “jalan” lintasan orbit planet dan satelit alam. 

Kata ṭarāiq pada QS al-Mu’minūn/23: 17 dipahami berbeda ulama tafsir. 

Terdapat pendapat yang memahami tārāiq dalam makna jalan yang hakiki. 

Selain itu, terdapat juga memahaminya dalam makna yang metafor. Allah swt 

berfirman. 

قَدِْ
َ
قْنَاِِوَل

َ
مِِِْخَل

 
اِوَمَاِطَرَاۤىِٕقَِ ِِسَبْعَِِفَوْقَك نَّ

 
ِِك ِِعَن  ق 

ْ
ل خَ
ْ
يْنَِِال ل  ِِِغٰف 

Terjemahnya: 

Sungguh, Kami telah menciptakan tujuh langit di atas kamu dan Kami 
tidaklah lengah terhadap ciptaan (Kami). (QS al-Mu’minūn/23: 17)129 

Makna ṭarāiq sebagai “jalan yang hakiki” lebih tepat diartikan lintasan 

atau garis edar planet-planet yang mengorbit.130 Planet atau satelit alam yang 

 
126 Abū Manṣūr Muḥammad bin Maḥmūd Al-Māturīdī, Ta’wilāt Ahl Sunnah, Juz VII, Cet. 

I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005). h. 308. 

127 Abū al-Ḥasan ‘Ᾱli bin Muḥammad Al-Māwardī, Al-Nukat Wa Al-‘Uyūn, Juz III (Beirut: 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah). h. 425. 

128 Al-Marāgī. Juz XVI, h. 148. 

129 Kementerian Agama RI. h. 342. 

130 Al-Zuhailī. Juz XVIII, h. 23. 



77 
  

 

mengorbit pada porosnya, seperti berjalan di atas jalan yang telah ditetapkan. 

Sementara pada penafsiran yang lain, ṭarāiq diartikan sebagai jalan para 

malaikat. Hal ini karena malaikat berlalu-lalang melintasi langit dalam 

menjalankan tugas dan ketetapan Allah swt terhadap urusan di bumi. 

Adapun yang tidak memaknai ṭarāiq sebagai “jalan” berpendapat bahwa 

kata tersebut lebih tepat diartiakan lapisan langit. Kata ṭarāiq leksikal 

menunjukkan makna sebagai sesuatu yang berlapis-lapis. Al-Zuḥailī menyebut 

bahwa setiap sesuatu yang di atasnya terdapat sesuatu disebut dengan 

ṭarāiq.131 Sebagaimana jalan yang setiap saat di atasnya dilalui oleh orang-

orang yang berjalan. Selanjutnya, sab’a tarāiq kemudian diartikan sebagai 

tujuh tingkatan langit karena pada satu tingkatan langit, terdapat tingkatan 

langit yang lain, hingga tujuh tingakatan yang bertingkat.132 Hal ini 

sebagaimana pada firman Allah QS al-Mulk/67: 3. 

يِْ ذ 
َّ
قَِِال

َ
ِِسَبْعَِِخَل بَِِسَمٰوٰت  يِِْتَرٰىِِمَاِِاقًاِ ط  ِِف  ق 

ْ
ِِخَل حْمٰن  نِِْالرَّ ِ ِم  ت  ِِتَفٰو  ع  رَِ ِفَارْج  بَص 

ْ
ِِال

ْ
ِِهَل

نِِْتَرٰى وْرِ ِم 
ط  ِِِف 

Terjemahnya: 

(Dia juga) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan 
melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih ketidakseimbangan 
sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi! Adakah kamu melihat suatu cela?133 

Ṭibāq merupakan ism maṣdar dari ṭabaqa yang artinya tingkatan atau 

lapisan. Jika disebut ṭabqāt al-samawāt berarti tingkatan benda-benda alam 

yang terdapat di ruang angkasa yang luas. Jika disebut ṭabaqāṭ al-ard, artinya 

lapisan bumi yang terdiri dari beragam unsur, seperti humus, tanah, pasir, 

batu, dan lainnya. Ṭabaqah diartikan dengan tingkatan jika berkenaan dengan 

 
131 Al-Zuhailī. Juz XVIII, h. 23. 

132 Abū Bakr Jābir bin Mūsa bin ‘Abd al-Qādir bin Jābir Al-Jazāirī, Aysār Al-Tafāsir Li 
Kalām Al-‘Alīy Al-Kabīr, Juz III, Cet. V (Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥukm, 2003). h. 509. 

133 Kementerian Agama RI. h. 562. 
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benda-benda alam yang satu berada di atas yang lain seperti langit, dan 

diartikan sebagai lapisan bila berkaitan dengan sesuatu yang keberadaannya 

berdempet atau melekat tanpa jarak, seperti keadaan struktur bumi (tanah), 

sehingga frase ṭabaqāt al-arḍ artinya lapisan bumi, dan bukan tingkatan bumi. 

Ṭibāq dalam ayat ini merupakan ḥāl (penjelas keadaan) yang disebut untuk 

menyatakan keadaan benda-benda di alam raya yang jumlahnya sangat 

banyak. Makna yang lebih sesuai dari kata tersebut pada ayat ini adalah bahwa 

Tuhan telah menciptakan benda-benda di alam raya yang jumlahnya tidak 

sedikit “dalam keadaan bertingkat-tingkat”, dalam arti yang satu lebih jauh 

dari lainnya, karena yang satu berada lebih atas.134 

Secara historis, pemahaman tentang sab’a ṭarāiq(tujuh langit) 

berkembang sesuai pemahaman manusia tentang alam semesta. Dalam 

kebudayaan Eropa kuno, orang menganggap langit itu berlapis-lapis dengan 

bumi sebagai pusat alam semesta (geosentrik). Bulan berada pada langit 

pertama, kemudian pada langit kedua sampai ketujuh masingmasing ada 

Merkurius, Venus, Matahari, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Di luar langit tujuh 

itu ada bintang-bintang lainnya. Dulu orang juga mengaitkan dengan astrologi 

atau peramalan bintang, yaitu bahwa benda-benda langit (yang dikaitkan 

dengan kepercayaan akan Dewa penguasanya) mempengaruhi kehidupan di 

bumi, bergantian dari jam ke jam di mulai dari yang terjauh.135  

Hari pertama jam pertama dipengaruhi oleh Saturnus, maka disebut Hari 

Saturnus, Saturday (Sabtu). Mungkin pula bukan sebagai suatu kebetulan 

bahwa tanggal 1 Januari tahun 1 Masehi jatuh pada hari Sabtu. Jam berikutnya 

 
134 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Penciptaan Jagat Raya Dalam Perspektif Al-

Qur’an Dan Sains. h. 49. 

135 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Penciptaan Jagat Raya Dalam Perspektif Al-
Qur’an Dan Sains. h. 52. 
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yang berkuasa adalah Jupiter, Mars, Matahari, Venus, Merkurius, dan Bulan. 

Demikian seterusnya berurutan dalam 24 jam. Maka hari berikutnya jam 

pertama jatuh pada matahari, maka hari itu disebut Hari Matahari, Sunday 

(Ahad). Kalau urutan 24 jam diteruskan maka hari berikutnya adalah Hari 

Bulan (Monday), Hari Mars atau Tue (Tuesday), Hari Merkurius atau Wooden 

(Wednesday), Hari Jupiter atau Thorn (Thursday), dan Hari Venus atau Freya 

(Friday).136  

Selanjutnya berkembang model Ptolomeus yang menyatakan bahwa 

Merkurius dan Venus mengelilingi Matahari, tetapi selebihnya tetap dianggap 

mengelilingi Bumi. Model yang diusulkan Copernicus berubah sama sekali 

dengan model heliosentrik, dengan Matahari sebagai pusat alam semesta. 

Matahari dikelilingi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter. Bulan 

mengelilingi Bumi. Sedang di luar Saturnus, konsep lama masih digunakan, 

bahwa di luar itu adalah tempatnya bintang-bintang lainnya.137 

 Kini upaya memahami tujuh langit terus berkembang, baik dalam 

konteks lapisan maupun konsep dimensi. Tujuh langit yang kokoh, menurut 

salah satu pendapat mungkin dapat diartikan dengan lapisanlapisan atmosfer 

yang dekat dengan bumi ini, seperti: (1) Troposphere (Troposfer), (2) 

Tropopause (Tropopaus), (3) Stratosphere (Stratosfer), (4) Stratopause 

(Stratopaus), (5) Mesosphere (Mesofer), (6) Mesopause (Mesopause), dan (7) 

Thermosphere (Termosfer). Pembagian ini berdasarkan temperatur (suhu) 

dari lapisan-lapisan atmosfer dan jaraknya dari permukaan bumi.138  

 
136 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Penciptaan Jagat Raya Dalam Perspektif Al-

Qur’an Dan Sains. h. 52. 

137 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Penciptaan Jagat Raya Dalam Perspektif Al-
Qur’an Dan Sains. h. 52. 

138 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Penciptaan Jagat Raya Dalam Perspektif Al-
Qur’an Dan Sains. h. 52-54. 
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Kekokohan lapisan-lapisan tersebut, dalam pengertian kokoh dalam 

menyeliputi bola bumi, karena adanya gaya gravitasi bumi. Namun, apabila 

pengertian tujuh langit ini dikaitkan dengan Mikraj Nabi Muhammad saw, 

nampak kurang tepat. Tujuh langit ini mungkin dapat diartikan sebagai Tujuh 

Dimensi Ruang-Waktu dalam KaluzaKlein Theory (KKT). Seperti dinyatakan 

dalam fisika, bahwa di jagat raya ini terdapat empat (4) Gaya Fundamental, 

yaitu Gaya Elektromagnetik, Gaya Nuklir Lemah, Gaya Nuklir Kuat, dan Gaya 

Gravitasi. Jika keempat Gaya ini terbentuk dari Ledakan Besar (Big Bang) dari 

suatu Singularity, maka mestinya keempat gaya ini dahulunya ‘menyatu’ 

sebagai Satu Gaya Tunggal (Grand Unified Force), ini yang dikenal dalam Grand 

Unified Theory (GUT, Teori Ketersatuan Agung/Besar).139  

Kaluza-Klein Theory (KKT) menjelaskan bahwa untuk dapat 

menerangkan ketersatuan gaya-gaya yang empat itu, maka adanya geometri 

ruang-waktu yang kita berada di dalamnya sekarang ini tidaklah cukup. 

Geometri ruang-waktu yang kita berada di dalamnya sekarang ini hanya 

mampu menjelaskan sedikit tentang gaya-gaya Elektromagnetik dan dalam 

beberapa hal Gaya Gravitasi. Untuk bisa menjelaskan keempat gaya tersebut, 

maka KKT menyatakan harus ada tujuh dimensi ruang-waktu (time-space 

dimensions) yang lain. Dengan demikian bersama empat dimensi yang sudah 

dikenal, yaitu tiga dimensi ruang (mudah digambarkan dengan 3 sumbu 

koordinat, xyz) dan satu dimensi waktu, maka total dimensi ada sebelas 

dimensi (11 dimensi). Pernyataan ini berbasiskan pada perhitungan 

Matematika-Fisika. Tidaklah mungkin dengan instrumen yang ada sekarang 

ini kita dapat menembus tujuh dimensi yang lain itu. Kaluza-Klein Theory telah 

memberikan gambaran adanya Tujuh Dimensi di luar dimensi kita (dimensi 

 
139 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Penciptaan Jagat Raya Dalam Perspektif Al-

Qur’an Dan Sains. h. 54. 
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ruang-waktu), yang kesemuanya ini akan mengokohkan geometri jagat-raya 

dengan empat gaya-gaya fundamentalnya. Mungkin juga tujuh langit yang 

kokoh tersebut adalah tujuh dimensi ruang-waktu menurut KaluzaKlein 

Theory.140 

Adapun ṭāriq dalam QS al-Ṭāriq/86: dan 2 lebih spesifik menunjuk 

kepada benda langit, yaitu bintang-bintang yang ada malam hari. Menurut M. 

Quraish Shihab, al-ṭāriq adalah bintang-bintang yang cahayanya menembus 

kegelapan malam.141 Allah swt berfirman. 

مَِوَال ِ ِاۤءِ سَّ ق  ار 
دْرٰىكَِِوَمَآِوَالطَّ

َ
ِ ِمَاِا ق  ار 

ِِِالطَّ
Terjemanya: 

(1)  Demi langit dan yang datang pada malam hari. (2)  Tahukah kamu 
apakah yang datang pada malam hari itu? 142 (QS al-Ṭāriq/86: 1-2) 

Allah bersumpah dengan langit (al-samā’) dan al-ṭāriq sebagai muqsam 

bih (sesuatu yang digunakan sebagai objek sumpah). Hal ini 

menunjukkabnbahwa keduanya memilki keistimewaan dan kebermanfaatan 

bagi manusia.  

Kata al-samā’ terambil dari akar kata al-samūww yang berarti tinggi. Kata 

ini pada mulanya berarti segala sesuatu yang berada di atas seseorang Namun 

secara umum ia dipahami dalam arti langit yang memang selalu berada di atas 

seseorang. Ulama-ulama terdahulu memahami al-samā’ pada kedua ayat ini 

sebagai ketujuh planet yang mengitari tata surya, karena ketika itu, ilmuan-

ilmuan masih memilki pengetahuan yang sangat  terbatas pada tujuh planet. 

Tetapi kini, pengertian tersebut tidak lagi mendapat dukungan, apalagi setelah 

 
140 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Penciptaan Jagat Raya Dalam Perspektif Al-

Qur’an Dan Sains. h. 54. 

141 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jilid XV, h. 171. 

142 Kementerian Agama RI. h. 591. 
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terbukti bahwa planet yang mengitari tata surya tidak terbatas pada tujuh 

planet.143 

Dalam ayat ini yang dimaksud dengan al-samā’ wa al-tārīq (langit dan 

bintang-bintang)  adalah ruang angkasa dan benda-benda di dalamnya. Atas 

kuasa Allah swt, tiap-tiap benda langit tetap beredar pada orbitnya masing-

masing, terjaga di posisinya sehingga tidak saling bertumpu tindih satu sama 

lain.144 Berkaitan hal ini Allah swt berfirman dalam QS al-Anbiyā’/21: 32.  

نَا
ْ
مَاۤءَِِوَجَعَل وْظًاِِۚسَقْفًاِالسَّ حْف  مِِْمَّ هَاِعَنِِْوَه  يٰت 

ٰ
وْنَِِا ض  عْر 

ِِم 
Terjemahnya: 

Kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, tetapi mereka tetap 
berpaling dari tanda-tandanya (yang menunjukkan kebesaran Allah, seperti 
matahari dan bulan).145 

Ungkapan “langit sebagai atap yang terpelihara” dapat pula dipahami 

bahwa benda-benda angkasa itu diatur dan dijaga agar selalu bergerak dalam 

orbitnya dalam kurun waktu tertentu. Gerakannya yang teratur 

mengakibatkan masing-masing terhindar dari tabrakan dengan lainnya 

sehingga tidak jatuh berguguran. Sebagaimana diketahui, benda-benda langit 

seperti planet, bintang,-atau galaksi masing-masing memiliki gaya gravitasi.146 

Menurut al-Sya‘arāwī, bahwa bintang-bintang-bintang yang terlihat 

dalam indera penglihatan manusia, adalah bagian dari langit dunia. Bintang-

bintang tersebut merupakan penghias yang ada di langit.147 Hal ini 

sebagaimana firman Allah pada QS al-Mulk/67: 5.  

 
143 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jilid XV, h. 171-172. 

144 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Manfaat Benda-Benda Langit Dalam 
Perspektif Al-Qur’an Dan Sains, Cet. I (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012). h. 
40. 

145 Kementerian Agama RI. h. 324. 

146 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Manfaat Benda-Benda Langit Dalam 
Perspektif Al-Qur’an Dan Sains. h. 40. 

147Al-Sya’arāwī. Juz XVI, h. 9986. 
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قَِ
َ
اِِدِْوَل مَاۤءَِِزَيَّنَّ نْيَاِالسَّ يْحَِِالدُّ اب 

مَص  نٰهَاِب 
ْ
وْمًاِوَجَعَل ج  يْن ِِر  يٰط   لشَّ

 
عْتَدْنَاِل

َ
مِِْوَا ه 

َ
ِِعَذَابَِِل

يْرِ  ع   ِِالسَّ

Terjemahnya: 

Sungguh, Kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-
bintang, menjadikannya (bintang-bintang itu) sebagai alat pelempar 
terhadap setan, dan menyediakan bagi mereka (setan-setan itu) azab 
(neraka) Sa‘ir (yang menyala-nyala).148 

Adapun kata al-ṭāriq, yang merupakan ism fā’il dari kata ṭaraqa. Secara 

etimologi,  kata tersebut berarti mengetuk atau memukul sesuatu sehingga 

menimbulkan suara akibat ketukan atau pukulan itu. Martil atau palu disebut 

dengan miṭraqah (alat memukul). Dinamai demikian karena ketika digunakan, 

pukulannya akan menimbulkan suara yang terdengar. Dari akar kata yang 

sama lahir kata ṭāriq yang berarti jalan karena ia seakan-akan dipukul oleh 

pejalan kaki dengan kakinya, atau dalam bahasa Al-Qur’an, ḍarabtum fi al-arḍ 

yang secara literal berarti kalian memukul bumi (dengan kaki) yakni 

melakukan perjalanan. Makna kata al-ṭāriq selanjutnya perkembangan. Kata 

tersebut kemudian digunakan kecuali untuk pejalan di waktu malam, karena 

malam dengan keheningannya dapat memperdengarkan suara ketukan kaki, 

berbeda dengan pejalan di siang hari. Suara ketukan kaki pejalan di siang hari 

sering kali tidak terdengar, karena terkalahan oleh kebisingan siang, dan 

dengan demikian pejalan di siang hari tidak dinamai ṭāriq.149  

Makna di atas berkembang lagi, sehingga kata tersebut bukan hanya 

digunakan khusus untuk manusia yang mengetuk, atau sesuatu yang konkrit 

lainnya, tetapi juga sesuatu yang abstrak, immaterial atau imajinatif. Rasa 

kesal yang mengetuk hati sehingga mendebarkannya atau pikiran yang 

 
148 Kementerian Agama RI. h. 562. 

149 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Juz XV, h. 172. 
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mengacaukan jiwa, juga dinamai ṭāriq. Sebagaimana rasa kesal dan cemas, 

sering kali muncul di malam hari. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa 

bila kata al-ṭāriq lebih banyak dikaitkan maknanya dengan malam.150 

Ayat setelahnya kemudian menjelaskan apa yang dimaksud Allah swt 

dengan “yang datang pada malam” (munāsabah).  Pada QS al-Ṭāriq/86: 3 

dijelaskan bahwa yang datang pada malam hari adalah bintang yang bersianar 

tajam. Allah swt berfirman.  

ِ ِالنَّجْمِ  ب  ِِِالثَّاق 
Terjemahnya: 

(Itulah) bintang yang bersinar tajam. 151 (QS al-Ṭāriq/86: 3) 

Kata al-najm berasal dari kata najama. Kata tersebut antara lain berarti 

muncul atau nampak kepermukaan. Kata ini digunakan oleh aA-Qur’an dalam 

arti bintang yang muncul atau nampak cahayanya. Sementara pakar Al-Qur’an 

membedakan antara kata najm dengan  kawkab dari sisi bahwa najm adalah 

bintang yang cahayanya bersumber dari dirinya sendiri, sedang kawkab tidak 

demikian. Kata najm pada ayat ini dipahami semenatara ulamai mencakup 

semua bintang, yakni semua benda langit yang memancarkan cahaya dan 

tersusun dari gas-gas yang sangat panas. Terdapat juga pendapat yang 

memahaminya dalam arti bintang tertentu.  Lebih lanjut, terdapat juga, 

menyebut al-najm dengan meteor. Alasannya adalah bahwa kehadirannya 

terlihat di waktu malam bagaikan sesuatu yang berjalan, sebagaimana makna 

etimologis ṭāriq itu sendiri.152 

Adapun kata al-ṡāqib berasal dari kata ṡaqaba yang berarti melubangi 

atau menembus sesuatu yang padat atau menyatu. Bumi ditutupi oleh 

 
150 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Juz XV, h. 172-173. 

151 Kementerian Agama RI. h. 591. 

152 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Juz XV, h. 173. 
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kegelapan malam, namun dari celah-celahnya terlihat bintang dengan 

cahayanya yang bagaikan menembus dan melubangi kegelapan tersebut. Kata 

tersebut juga mempunyai makna majazi di samping makna di atas, yaitu 

benda-benda-benda yang mempunyai potensi membakar.153 

Para pakar ilmu pengetahuan mengemukakan bahwa dari benda panas 

yang bercahaya itu, lahir sinar yang dapat terlihat di samping yang tidak 

terlihat. Cahaya atau sinar bintang-bintang itu ada yang sedemikian terangnya 

sehingga melebihi ratusan atau ribuan kali cahaya atau sinar matahari, tetapi 

ada juga sebaliknya yang sedemikian redup ratusan atau ribuan kali dari sinar 

matahari. Bintang-bintang tersebut bila dilihat dengan alat pembesar, hanya 

nampak sebagai titik-titik bercahaya, tetapi pada hakikatnya ada yang 

sedemikian besar, sehingga melebihi ribuan bahkan jutaan kali matahari. 

Bintang juga sangat panas, yang paling panas warnanya putih kebiru-biruan 

dan suhu permukaannya lebih dari 20.000” Celsius. Bintang yang lebih dingin 

berwarna kekuning-kuningan atau merah.  

Dengan cahaya bintang, manusia dapat melakukan sesuatu tanpa 

terganggu oleh kegelapan malam. Salah satu di antaranya adalah bahwa 

bintang-bintang tersebut menjadi tanda-tanda atau petunjuk arah bagi pejalan 

di waktu malam, sebagaimana firman Allah swt. 

 ِ مٰت 
ٰ
النَّجْم ِِوَعَل مِِْوَب  وْنَِِه  ِِيَهْتَد 

TerjemahnyaK 

(Dia juga menciptakan) tanda-tanda. Dengan bintang-bintang mereka 
mendapat petunjuk. (QS al-Naḥl/16: 16)154 

Salah satu manfaat bintang bagi manusia bahwa bintang-bintang yang 

menjadi tanda-tanda perjalanan. itu tetap dalam posisinya dan tidak bergerak-

 
153 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Juz XV, h. 173. 

154 Kementerian Agama RI. h. 269. 
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gerak, karena jika bergerak, maka ia dapat dijadikan tanda. Hal ini berkaitan 

dengan pengertian al-ṭāriq yang berarati jalan. Bintang-bintang tersebut 

berfungsi sebagai tanda-tanda dan penunjuk jalan bagi orang-orang yang 

melakukan perjalanan. 

Ilmuwan berpendapat bahwa bintang juga bergerak, seperti kandungan 

kata al-ṭāriq di atas, hanya karena posisinya begitu jauh dari bumi dan 

kejauhan yang sulit digambarkan, maka cahaya bintang-bintang itu terlihat 

tidak bergerak. Dalam galaksi Bimasakti saja, terdapat lebih kurang seratus 

miliar bintang. Hanya enam ribu di antaranya yang dapat  dilihat tanpa 

teleskop. Banyak bintang yang sebenarnya jauh lebih terang dari pada 

matahari, hanya saja karena jaraknya yang demikian jauh sehingga nampak 

sangat kecil dan redup-redup. Sebagian bintang yang hingga kini terlihat 

cahayanya itu, sebenarnya sudah punah, namun demikian, cahayanya baru 

kita lihat karena jarak posisinya dengan posisi bumi kita begitu jauh sehingga 

cahaya yang tadinya ada itu, memerlukan waktu yang  lama untuk samapai 

pada jarak pandangan di bumi dan itupun terlihat amat kecil.155  

Jumlah yang disebut di atas barulah jumlah perkiraan, itupun hanya ada 

pada satu galaksi, yaitu galaksi bimasakti. Padahal jumlah galaksi pun 

sedemikian banyak tidak diketahui jumlahnya. Dari sini dapat dipahami 

mengapa ayat ini di dahului dengan wa mā adrāka yang memberi kesan 

kehebatan sekaligus kesulitan atau bahkan kemustahilan akal manusia untuk 

menjangkau hakikatnya.156 Memang, sementara pakar berpendapat bahwa 

 
155 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Juz XV, h. 174. 

156Semua mā adrāka dalam Al-Qur’an menunjukkan pembicaraan terhadap hal-hal yang 
tidak terjangkau atau nyaris tidak terjangkau oleh akal manusia. Lihat, Shihab, Kaidah Tafsir: 
Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketehui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an. 
h. 134. 
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pengetahuan manusia tentang alam raya baru sekitar 3%, sedang sisanya yang 

97% itu, belum lagi dapat dijangkau oleh pengetahuan manusia.  

Allah yang menciptakan alam raya, termasuk bintang yang menembus 

kegelapan malam dan yang amat sulit diketahui bagaimana hakikatnya, 

sekaligus sulit dijangkau oleh akal bagaimana cara pemeliharaan Allah 

terhadapnya dan terhadap benda-benda langit lainnya, Allah bersumpah 

dengan hal-hal tersebut untuk menekankan bahwa tidak satu hal pun, kecuali 

ada pemeliharanya. 
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BAB IV 

 URGENSI ṬARĪQAH DALAM AL-QUR’AN 

A. Fungsi Ṭarīqah bagi Manusia dalam al-Qur’an 

1. Menuntun Kepada Jalan yang Benar 

Di dalam al-Qur’an, disebutkan dua jenis ṭarīqah. Terdapat ṭarīqah yang 

benar dan terdapat pula ṭarīqah yang sesat. Penyebutan ṭarīqah dalam arti 

“jalan yang kebenaran” lebih banyak disebutkan di dalam Al-Qur’an dibanding 

penyebutan ṭarīqah dalam arti “jalan sesat.” Hikmah dibalik penyebutan 

tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa jalan menuju kebenaran lebih 

banyak disbandingkan jalan kesesatan. Hal ini kemudian dipertegas dengan 

bentuk dan uslub kata ṭarīqah, ssebagaimana dalam QS al-Aḥqāf/46: 30.  

وْا
 
نَّاِيٰقَوْمَنَآِقَال عْنَاِا  تٰبًاِسَم  ِِك 

َ
ل نْز 

 
نِْْۢا وْسٰىِبَعْدِ ِم  قًاِِم  د   ص  مَاِم   

 
يِِْٓيَدَيْهِ ِبَيْنَِِل ىِيَهْد 

َ
ل ِِِا   

حَق 
ْ
ِِال

ى
ٰ
ل ِِِوَا  يْق  سْتَقِ ِطَر   يْم ِمُّ

Terjemahnya: 

Mereka berkata, “Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah 
mendengarkan Kitab (Al-Qur’an) yang diturunkan setelah Musa sebagai 
pembenar (kitab-kitab) yang datang sebelumnya yang menunjukkan pada 
kebenaran dan yang (membimbing) ke jalan yang lurus. (QS al-Aḥqāf/46: 
30)1 

Di satu sisi, kata ṭarīqah menunjuk kepada jalan yang benar dan pada sisi  

yang lain memilki makna yang umum.2 Dengan demikian, jalan kebenaran 

terbuka lebar. Selain itu, “jalan kebenaran” juga lebih mudah3 “ditemukan” 

dibanding jalan yang sesat.  

Jalan yang benar adalah jalan yang diridahi Allah swt, yaitu agama Islam. 

Dengan mengamalkan ajaran agama Islam, maka  sama dengan pola hidup 

 
1 Kementerian Agama RI. h, 506. 

2 Abū al-Biqā’ ‘Abdullāh bin al-Ḥusain Al-‘Akbarī, Al-Tibyān Fī I’rāb Al-Qur’ān Juz I (al-
Bāb al-Ḥalabī). h. 411. 

3 Abū al-Farj ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Alī Jamāl al-Dīn Al-Jauzī, Zād Al-Masīr Fī ‘Ilm Al-Tafsīr, 
Juz I Cet. I (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1422). h. 500. 
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yang benar, seperti kejujuran, berlaku adil baik kepada sesama Muslim atau 

kepada non-muslim, menolong (terutama kepada yang membutuhkan) atau 

berbuat baik secara umum.4 Tentu, perbuatan baik yang dimaksud adalah 

sesuai dengan koridor syariat5 yang ditetapkan Allah swt melului tuntunan 

dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Hal ini akan membawa 

keselamatan di dunia terlebih di Akhirat kelak. 

2. Menghindarkan dari Jalan yang Sesat  

Term ṭarīqah yang menunjuk kepada jalan yang sesat disebut dalam QS 

al-Nisā/4: 169. Jalan yang sesat adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang 

Yahudi dengan mengingkari kebenaran Al-Qur’an, menolak kenabian 

Muhammad saw, serta berbuat kezaliman.  

نَِّ يْنَِِا  ذ 
َّ
وْاِال فَر 

َ
وْاِك م 

َ
مِِْوَظَل

َ
ِِل ن 

 
رَِِالٰلِّ ِيَك يَغْف  مِِْل  ه 

َ
اِل

َ
مِِْوَل يَه  يَهْد  يْقًاِِل  ا ِِ طَر 

َّ
ل يْقَِِا  مَِِطَر  ِِجَهَنَّ

يْنَِ يْهَآِخٰل د  بَدًاِف 
َ
اِِ ا

َ
ىِذٰل كَِِنَِوَك

َ
يْرًاِِالٰلِّ ِعَل ِِيَس 

Terjemahnya: 

(168) Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan melakukan kezaliman, 
Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada 
mereka jalan apa pun (169) kecuali jalan ke (neraka) Jahanam. Mereka 
kekal di dalamnya selama-lamanya. Hal itu bagi Allah (sangat) mudah.6 (QS 
al-Nisā’/4: 169) 

Jalan keingkaran yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi disebut oleh 

Al-Qur’an dengan  ṭarīq jahannam. Orang-orang Yahudi mengingkari Al-Qur’an 

ditetapkan dan diperkokoh kekafirannya dengan tidak ditunjukkannya jalan 

yang lurus kepada mereka. Selain itu, kesasatan yang dilakukan mereka 

disertai dengan perbuatan-perbuatan zalim lainnya. Mereka berusaha untuk 

menghalangi manusia dari petunjuk yang benar, maka Allah swt membiarkan 

 
4 Muḥammad Rasyīd bin ‘Alī Riḍā, Tafsīr Al-Manār, Juz II (Kairo: al-Hai’ah al-Miṣriyah, 

1990). h. 279. 

5 Muḥammad Ṡanāullāh Al-Muẓharī, Al-Tafsīr Al-Muẓharī, Juz VIII (Pakistan: Maktabah 
al-Rasyīdah, 1412). h. 416. 

6 Kementerian Agama RI. h. 104. 
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mereka tersesat sejauh-jauhnya. Mereka melakukan kezaliman dalam 

berbagai sendi kehidupan, pikiran, pandangan, i’tikad, perilaku, serta 

kezaliman dalam sisi kemasyarakatan dan perundang-undangan di dunia. 

Mereka tersesat dan tidak ada harapan untuk memperoleh petunjuk.7 

Kekafiran dan kezaliman merupakan dua hal yang beriringan.8 Bentuk 

kezaliman yang mereka lakukan tidak hanya berupa perilaku syirik, tetapi juga 

kezaliman terhadap kebenaran (mengingkari Al-Qur’an) serta kezaliman 

terhadap manusia (menghalangi manusia dari petunjuk Allah swt.) Oleh sebab 

itu, Allah swt menetapkan balasan bagi mereka berupa nereka jahannam.9 

Dengan ibrah yang dapat diambil dari kandungan ayat tersebut, Allah 

swt dalam QS al-Fātiḥah/1: 6-7 senantiasa memerintahkan hambanya untuk 

berdoa agar terhindar dari jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sesat 

dan penuh kezaliman. Hal ini sebagimana penafsiran kata al-magdūb (yang 

murkai) dan al-ḍāllīn (yang sesat) pada QS al-Fātiḥah/1: 7 adalah Yahudi dan 

Nasrani.10 

بَ رَنََ عَبمدُ اِلله   ، قَالَ: أَخم بَ رَنََ مَعممَرٌ، عَنم بدَُيملٍ المعُقَيملِيِ  ثَ نَا عَبمدُ الرَّزَّاقِ، أَخم حَدَّ
بَ رَهُ مَنم  عَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ بِوَادِي المقُرَى    بمنُ شَقِيقٍ، أنََّهُ أَخم سَِْ

ألََهُ رَجُلٌ مِنم بُ لمقِيٍن، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، مَنم هَؤُلََءِ؟ وَهُوَ عَلَى فَ رَسِهِ، وَسَ 
الَ: مَنم هَؤُلََءِ؟  قَالَ: " هَؤُلََءِ الممَغمضُوبُ عَلَيمهِمم "، فأََشَارَ إِلََ الميَ هُودِ، فَ قَ 

قَالَ:  قَالَ: " هَؤُلََءِ الضَّاليونَ "، يَ عمنِي النَّصَارَى، قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ، ف َ 

 
7 Sayyid Qutb, Fī Ẓilāl Al-Qur’ān, Juz II, Cet. XVII (Kairo: Dār al-Syurūq, 1422). h. 813. 

8 Al-Aṣfahānī, Tāfsīr Al-Rāgib Al-Aṣfahānī. h. 235. 

9 Qutb. h. 813. 

10 Muḥammad Rasyīd bin ‘Alī Riḍā, Tafsīr Al-Manār, Juz I (Kairo: al-Hai’ah al-Miṣriyah, 
1990). h. 55. 
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هِدَ مَوملََكَ، أوَم قاَلَ: غُلَمُكَ فُلَنٌ، قاَلَ: " بَلم هُوَ يَُُري إِلََ النَّارِ فِ   تُشم اسم
 11رواه احْد() عَبَاءَةٍ غَلَّهَا

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Razzāq,telah mengabarkan 
kepada kami Ma’amar, dari Budail al-‘Uqailī, telah mengabarkan kepada 
kami ‘Abdullāh bin Syaqīq, bahwasanya seseorang telah mengabarkan 
kepadanya seseriang yang telah mendengarkan Rasulullah saw bersabda 
ketika beliau berada di Wādī al-Qurā’sedang tengah mengendarai kudanya, 
lalu salah seorang lelaki dari Bulqin bertanya kepadanya; "Wahai 
Rasulullah siapakah mereka?." Beliau menjawab: "Mereka adalah al-
magḍūb (orang-orang yang mendapat laknat)", sambil mengisyaratkan ke 
arah orang-orang Yahudi, kemudian laki-laki itu bertanya lagi; "Siapakah 
mereka?." Beliau menjawab: "Mereka adalah al-ḍāllūn (orang-orang yang 
sesat) yaitu Nasrani." (Abdullah bin Syaqiq) berkata, "Lalu seorang lelaki 
datang kepada laki-laki dari Bulqin seraya berkata, "Bekas budakmu si fulan 
telah syahid, " atau dia mengatakan, "Budakmu si fulan." Beliau menimpali: 
"Bahkan dia di seret ke dalam api neraka karena jubah yang ia kenakan." 
(HR Aḥmad) 

Dengan ibrah tersebut, kaum muslimin “diperintahkan” untuk tidak 

mengambil jalan sebagaimana orang-orang Yahudi. Dalam artian bahwa 

dengan tidak berlaku zalim kepada Allah swt, diri sendiri dan manusia, 

menjauhi larangan-larang-Nya serta mengindahkan perintah-Nya.   

3. Mendorong untuk Melakukan Amal Saleh 

Salah satu bentuk ṭarīqah mustaqīm yang dijelaskan oleh para ulama 

tafsir dalam memahami QS al-Aḥqāf/46: 30, adalah amal saleh.12 Menurut Ibnu 

Kaṣīr, jalan kebenaran adalah kebenaran dalam perbuatan dan tindakan.13 

Sementara ulama lain, seperti al-Tustarī14 memahami bahwa jalan yang lurus 

 
11 Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, Musnad Al-Imām Aḥmad Bin 

Ḥanbal, Juz XXXIV, Cet. I (Muassasah al-Risālah, 2001). H. 334. 

12 Muḥammad bin ‘Umar Nawawī Al-Bantanī, Marāḥ Labīd Li Kasyf Ma’nī Al-Qur’ān Al-
Majīd, Juz II, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1417). h. 412. 

13 Abū al-Fidā’ Ismā’I; bin ‘Umar bin Kaṣīr, Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm, Juz VII, Cet. II (Dār 
al-Ṭayyibah, 1999). H. 303. 

14 Al-Tustarī. h. 144. 
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adalah pola hidup yang benar, seperti kejujuran, berbuat adil, atau berbuat 

baik secara umum.  

Bentuk ṭarīqah dengan beramal saleh15  dapat generalisir segala bentuk 

perbuatan baik. Namun dengan catatan bahwa perbuatan baik tersebut masih 

dalam koridor syariat yang ditetapkan Allah swt melului tuntunan dalam 

beragma Islam.16 Hal ini sebagimana pemahaman sebagian ulama yang lain 

yang memahami ṭarīqah mustaqīm (jalan yang benar) secara umum sebagai 

agama Islam itu sendiri.17 

ِ  
 
ل جْهَةِ ِوَل ك  وَِِو   يْهَاِه   

 
وَل واِم  ق  ِ ِفَاسْتَب  يْرٰت  خَ

ْ
يْنَِِال

َ
وْن وْاِمَاِا

 
ِِتَك ت 

ْ
مِ ِيَأ

 
ك يْعًاِالٰلِّ ِب  نَِِِّ جَم  ِِالٰلَِِّا 

ى
ٰ
ِِعَل  

 
ل
 
يْرِ ِشَيْءِ ِِك ِِِقَد 

Terjemahnya: 

Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, 
berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu 
berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS al-Baqarah/2: 148)18 

Allah swt telah memerintahkan kepada  kaum Muslimin menghadap ke 

Ka'bah dalam mendirikan salat. Dengan demikian, tuduhan dan cemohan dari 

orang-orang musyrik tidak perlu dihiraukan.  Akan tetapi tetapi hendaklah 

kaum Muslimin bekerja dengan giat, beramal, bertobat dan berlomba 

membuat kebajikan. Penekanan tersebut adalah tentang perlunya bersaing 

dalam mencapai kebaikan dan ketakwaan kepada Allah swt. kehidupan di 

dunia seakan-akan merupakan medan perlombaan yang tujuan akhirnya ialah 

 
15 Abū al-Sa’ūd al-Mu’ammādī bin Muḥammad bin Muṣtafā, Irsyād Al-‘Aql Al-Salīm Ilā 

Mazāyā Al-Kitāb Al-‘Azīz Juz VIII (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabī). h. 88. 

16 Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Ajībah, Al-Baḥr Al-Madīd Fī Tafsīr Al-Qur’ān 
Al-Majīd, Juz V (Kairo: al-Duktur Ḥasan ‘Abbās Zākī, 1419).h. 346. 

17 Al-Fairuzābādī. h. 426. 

18 Kementerian Agama RI. h. 23. 
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untuk memperoleh keridahan Allah swt serta mendapatkan kebahagian hidup 

di dunia dan akhirat. 

نَآ
ْ
نْزَل
َ
يْكَِِِوَا

َ
ل ِِِا 

ْ
تِٰال ِِِبَِك   

حَق 
ْ
ال قًاِِب  د   ص  مَاِِم   

 
نَِِِيَدَيْهِ ِِبَيْنَِِِل ِِِم  تٰب  ك 

ْ
نًاِِال هَيْم  يْهِ ِِوَم 

َ
مِِِْعَل

 
مِِِْفَاحْك ِِبَيْنَه 

مَآ ِِب 
َ
نْزَل

َ
اِالٰلِّ ِا

َ
عِِْوَل ب 

مِِْتَتَّ هْوَاۤءَه 
َ
اِا نَِِجَاۤءَكَِِعَمَّ ِ ِم   

حَق 
ْ
ِِال  

 
ل نَاِِل ك 

ْ
مِِْجَعَل

 
نْك رْعَةًِِم  ِِش 

نْهَاجًا م  وِِِْ وَّ
َ
مِِِْالٰلِّ ِِاۤءَِشَِِِوَل

 
ك
َ
جَعَل

َ
ةًِِِل مَّ

 
دَةًِِِا اح  نِِِْوَّ ك 

ٰ
ل مِِِْوَّ

 
وكَ
 
يَبْل  

 
يِِِْل مِِِْمَآِِف 

 
تٰىك

ٰ
واِِا ق  ِ ِِفَاسْتَب  يْرٰت  خَ

ْ
ِِال

ى
َ
ل مِِْالٰلِّ ِِا 

 
ك ع  يْعًاِِمَرْج  مِِْجَم 

 
ك ئ  نَب  

مَاِفَي  مِِْب  نْت 
 
يْهِ ِك وْنَِ ِِف 

ف  تَل 
خْ
َ
ِِِت

Terjemahnya: 

Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi 
Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab 
yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran 
terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang 
diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka 
dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk 
setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. 
Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat 
(saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia 
anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat 
kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia 
memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. (QS 
al-Māidah/5: 48)19 

Perintah dalam berlomba dalam kebaikan berbeda tingkatan dengan 

hanya melakukan kebaikan semata. Berlomba dalam dalam kebaikan 

mencakup mengerjakan, menyempurnakan, dan menyegerakan terhadap 

sebuah kebaikan. Disamping itu, semangat dan obesesi seorang muslim dalam 

mengerjakan kebaikan, haruslah disertai dengan iman dan niat yang tulus. Hal 

ini sebagai syarat kebaikan tersebut diterima di sisi Allah swt.  

Pada akhirnya, Allah swt akan menghimpun umat manusia untuk 

menghitung serta membalas segala amal perbuatannya. Tidak ada yang dapat 

melemahkan-Nya untuk mengumpulkan semua manusia pada hari 

Pembalasan. Barangsiapa yang ketika di dunia ia gemar berlomba dalam 

 
19 Kementerian Agama RI. h. 116. 
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kebaikan, maka kelak di akhirat ia akan mendapat kesempatan menjadi 

golongan yang lebih dahulu ke surga dan memiliki kedudukan yang lebih 

tinggi. 

B. Manfaat Ṭarīqah bagi Manusia dalam Al-Qur’an 

1. Dicurahkannya Rezeki yang Melimpah 

Orang-orang yang berjalan di atas ṭarīqah, yaitu Islam,20 dengan 

mengikuti pengaturan syariat, menjalan perintah Allah swt serta menjauhi 

larangan-laranganya, diberikan rezeki dan keberkahan oleh Allah swt.  

Penyebutan “air yang banyak” pada QS al-Jinn/72: 16 adalah 

disempurnakannya nikmat21 dari Allah yaitu dengan dilapangkannya 

rezekinya,22 baik dalam bentuk harta23 maupun ketenangan dan kelapangan24 

hidup di dunia.25 Adapun al-Ṭabarī menyebut bahwa pokok dari semua rezeki, 

dalam bentuk apapun, ialah dengan adanya keberkahan dalam rezeki 

tersebut.26  

Orang-orang yang berjalan di atas ṭarīqah keimanan, maka Allah swt 

membuka sumber rezeki dan keberkahan kepada mereka. Hal ini sebagaimana 

firman Allah dalam Al-Qur’an. 

 
20 Mujīr al-Dīn bin Muḥammad Al-‘Alimī, Fatḥ Raḥman Fī Tafsīr Al-Qur’ān, Juz VII, Cet. I 

(Dār al-Nawādir, 2009). h. 186. 

21 ‘Abd al-Karīm bin Hawzān bin ‘Abd al-Malik Al-Qusyairī, Latāif Al-Isyārāt, Juz III, Cet. 
III (Kairo: al-Hai’ah al-Misriyah). h. 639. 

22 Muḥammad Jamāl al-Dīn bin Muḥammad Sa’īd bin al-Qāsim Al-Qāsimī, Maḥāsin Al-
Ta’wīl, Juz IX, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1418). h. 334. 

23 ‘Abd al-Razāq bin Hammām Al-Ṣan’ānī, Tafsīr ‘Abd Al-Razāq, Juz III, Cet. I (Beirut: Dār 
al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1919). h. 353, 

24 ‘Abd Raḥman bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, Al-Dūr Al-Manṡūr Fī Tafsīr Bi Al-
Ma’ṡūr, Juz VIII, (Beirut: Dār al-Fikr). h. 305. 

25 Abū Isḥāq Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm Al-Ṡa’labī, Al-Kasyf Wa Al-Bayān ‘an 
Tafsīr Al-Qur’Ān, Juz X, Cet. I (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 2002). h. 53. 

26 Al-Ṭabarī. Juz XXIII, h. 336-338. 
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وِْ
َ
نَِِِّوَل

َ
ِِِا

َ
هْل

َ
ىِِا رٰٓ ق 

ْ
وْاِِال مَن 

ٰ
فَتَحْنَاِِوَاتَّقَوْاِِا

َ
مِِِْل يْه 

َ
ِِِعَل ت 

ٰ
نَِِِبَركَ مَاۤءِ ِِم   ِِِالسَّ رْض 

َ
ا
ْ
نِِِْوَال ك 

ٰ
وْاِِِوَل ب  ذَّ

َ
ِِك

مِْ خَذْنٰه 
َ
مَاِِفَا ان وْاِب 

َ
وْنَِِك ب  س 

ْ
ِِيَك

Terjemahnya: 

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami 
akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan 
bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). 
Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka 
kerjakan. (QS al-A’rāf/7: 96)27 

Orang-orang yang senantiasa berjalan di atas ṭarīqah Islam adalah 

mereka telah mencari keselamatan untuk  diri mereka sendiri. Mereka menuju 

jalan kebenaran. Barangsiapa yang berpaling dari jalan kebenaran dan 

keimanan, mereka akan menjadi bahan bakar neraka jahannam 

2. Bintang-Bintang sebagai Penunjuk Arah dan Waktu bagi Manusia 

Titik terang di kubah langit dikenalsebagai bintang. Bintang sering 16, 

andigambarkan bersegi lima sebagai ekspresi kelap-kelip akibat refraksi oleh 

berbagai lapisan angkasa bumi. Lambang yang berupa bintang populer di 

kalangan manusia sebagai bintang jasa, ketuhanan, dan semisalnya. 

Sebenarnya sosok bintang yang hakiki tidaklah berbentuk segilima atau segi 

berapaspun, ia lebih menyerupai bola. Bintang juga tidak kecil. Kesan bahwa 

bintang berukuran kecil diakibatkan letaknya yang sangat jauh dari bumi. 

Bintang sangat besar, bahkan banyak diantaranya yang berukuran jauh lebih 

besar daripada bumi. Matahari adalah salah satu contohnya. 

Penyebutan dan uraian al-ṭāriq dan sab’a tarāiq dalam Al-Qur’an 

memberikan gambaran bahwa terdapat sesuatu bermanfaat yang dapat di 

ambil darinya. Pada QS al-Ṭāriq/86: 1 bahkan Allah bersumpah dengan benda-

benda ciptaan-Nya (al-ṭāriq/bintang). Pola sumpah seperti ini dapat 

ditemukan dalam banyak ayat diberbagai surah. Menurut para mufasir, 

 
27 Kementerian Agama RI. h. 163. 
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penggunaan benda-benda sebagai muqsam bih (sesuatu yang digunakan 

sebagai objek sumpah) menandakan benda-benda itu memiliki keistimewaan 

dan manfaat bagi makhluk lainnya, terutama manusia. Demikian pula halnya 

dengan ayat-ayat yang terkait. Pada konteks ayat ini,  Allah bersumpah dengan 

langit (al-samā’) dan al-ṭāriq sebagai muqsam bih. Langit dalam kajian 

astronomi dapat pula dipahami sebagai benda yang mewakili alam semesta 

atau sesuatu yang ada di atas sana. Pada hakikatnya, dapat dipahami bahwa 

sesuatu yang ada di atas, yaitu langit dan apa saja yang ada di sekitarnya, 

seperti matahari, bulan, bintang, galaksi, awan, dan sebagainya merupakan 

benda-benda yang mempunyai manfaat bagi makhluk-makhluk lainnya. 

Dengan demikian, benda-benda itu juga termasuk makhluk-makhluk Allah 

yang memiliki keistimewaan.28 Berkaitan dengan hal tersebut Allah swt 

berfirman.  

 ِ مٰت 
ٰ
النَّجْم ِِوَعَل مِِْوَب  وْنَِِه  ِِيَهْتَد 

TerjemahnyaK 

(Dia juga menciptakan) tanda-tanda. Dengan bintang-bintang mereka 
mendapat petunjuk. (QS al-Naḥl/16: 16)29 

Posisi benda langit, planet, bulan, matahari dan rasi bintang 

dipergunakan untuk meramal nasib manusia. Pengetahuan tentang ini dikenal 

dengan astrologi. QS Āli ‘Imrān/3: 190-191 mengubah pandangan astrologi 

menjadi astronomi di zaman Islam, mengajak manusia untuk senantiasa 

berzikir dalam memikirkan penciptaan alam semesta. Menelaah posisi benda-

benda langit merupakan sains, tetapi mengaitkannya dengan nasib manusia 

adalah pseudo sains (sains palsu). Allah swt berfirman. 

 
28 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Manfaat Benda-Benda Langit Dalam Perspektif 

Al-Qur’an Dan Sains. h. 147. 

29 Kementerian Agama RI. h. 269. 
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نَِّ يِِْا  ِِف  ق 
ْ
ِِخَل مٰوٰت  ِِالسَّ رْض 

َ
ا
ْ
ِِوَال اف 

َ
ل ِِوَاخْت  يْل 

َّ
هَارِ ِال

ِِوَالنَّ يٰت 
ٰ
ا
َ
ىِل ول 

 
ا  
 
ِ ِِل بَاب 

ْ
ل
َ
ا
ْ
يْنَِِال ذ 

َّ
ِِال

ِ
 
وْنَِيَذْك يَامًاِِِالٰلَِِِّر  وْدًاِِق  ع  ق  ىِِوَّ

ٰ
عَل مِِِْوَّ ه  وْب 

ن  وْنَِِِج  ر 
َّ
يِِِْوَيَتَفَك ِِِف  ق 

ْ
ِِِخَل مٰوٰت  ِِِۚالسَّ رْض 

َ
ا
ْ
ِِرَبَّنَاِِِوَال

قْتَِِِمَا
َ
اِِۚهٰذَاِِخَل

ً
ل بْحٰنَكَِِبَاط  نَاِس  ارِ ِعَذَابَِِفَق 

ِالنَّ
Terjemahnya: 

(190)  Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian 
malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang 
berakal, (191)  (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, 
duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan 
langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau 
menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari 
azab neraka. (QS Ᾱli ‘Imrān/3: 190-191)30 

Term ulu al-albāb terdiri dari dua kata, yaitu ulu dan al-albāb. Kata yang 

pertama berarti “memiliki”, dan yang kedua merupakan bentuk jamak (plural) 

dari kata al-lubb, yang berarti “inti”. Yang dimaksud dengan inti di adalah 

unsur terpenting yang ada dalam diri manusia, yaitu akal. Dengan demikian, 

istilah tersebut dapat dimaknai dengan “orang-orang yang berakal”. Sebutan 

ini dikhususkan bagi manusia yang mau menggunakan anugerah Allah 

tersebut untuk berpikir dan meneliti semua yang ada agar ia 

mendapatmanfaat dari lingkungannya. Semua manusia memang dikaruniai 

akal, dan ini merupakan unsur rohani yang membedakan manusia dari 

makhluk lainnya. Dengan akal seorang manusia dapat memikirkan segala 

sesuatu yang kemudian dapat ia manfaatkan untuk menemukan atau meraih 

kebaikan bagi dirinya. Pada dasarnya akal bersifat baik, karena itulah organ 

ini akan selalu memberikan pertimbangan yang baik pula. Namun demikian, 

seringkali pertimbangan akal dikalahkan oleh nafsu yang juga merupakan 

salah satu kelengkapan yang diberikan Allah, seperti yang diinformasikan 

dalam Surah al-Syams/91: 8. 31 

 
30 Kementerian Agama RI. h. 75. 

31 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Manfaat Benda-Benda Langit Dalam Perspektif 
Al-Qur’an Dan Sains. h. 6. 



98 
  

 

Dalam kaitan ini, Allah swt mengisyaratkan bahwa yang layak disebut 

ulul-albab adalah mereka yang selalu berzikir atau mengingat Allah dan 

menggunakan akalnya untuk memikirkan dan meneliti ciptaan-ciptaanNya di 

alamraya ini. Pemberdayaan akal yang demikian akan menyampaikannya 

pada keyakinan bahwa semua ciptaan Allah itu didasari oleh tujuan yang baik 

untuk makhluk-Nya. Surah Ᾱli ‘Imrān/3: 190 di atas mengajak manusia untuk 

memikirkan 

Telaah benda langit dalam astronomi meliputi mekanika dan fisik benda 

langit serta keterkaitan satu dengan lainnya dalam skenario besar alam 

semesta. Dengan demikian dalam pandangan Islam, “ilmu” tidak dibatasi oleh 

metodologi yang sangat khusus seperti dalam sains, karena dengan 

metodologi sains tersebut tidak mungkin diperoleh informasi tentang hal–hal 

gaib.  

Salah satu cara mengenal arah lokasi langit adalah dengan mengenal pola 

kedudukan bintang relatif satu terhadap lainnya. Pola kedudukan bintang itu 

dinamakan rasi bintang. Areal rasi bintang kemudian ditertibkan tahun 1950-

an, dan itu dibarengi dengan kesepakatan bahwa rasi bintang di langit ber-

jumlah 88 buah. Rasi bintang di sepanjang ekliptika ada 13 buah. Salah satu 

manfaat bintang adalah sebagai penunjuk arah. Rasi Crux, misalnya, 

dipergunakan untuk menentukan arah selatan, sedangkan Rasi Ursa Major dan 

Ursa Minor untuk menentukan arah utara. Banyak benda-benda langit, 

termasuk bintang, yang memiliki posisi yang tetap di angkasa. Dengan 

kondisinya yang demikian bintang dapat dimanfaatkan sebagai pembantu 

navigasi dan penunjuk arah suatu tempat. 

Bintang-bintang yang tersebar di angkasa kemudian dijadikan sebagai 

petunjuk, baik untuk menentukan arah maupun waktu. Para nelayan, musafir, 
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atau orang yang profesinya mengharuskan ia untuk berpindah dari satu 

tempat ke tempat lain sangat memerlukan petunjuk, terlebih pada malam hari, 

yang memungkinkannya sampai ke tempat yang diinginkan. Salah satu 

pemandu untuk menentukan arah, baik saat di laut maupun darat, adalah 

bintang-bintang. Pada masa lalu, sebelum kompas dan alat navigasi lain 

ditemukan, manusia mengandalkan bintang-bintang sebagai penunjuk arah. 

Tanpanya, mereka kemungkinan besar akan tersesat. 32 

Sebelumnya perlu diketahui bahwa ada dua kelompok bintang-bintang 

yang bertebaran di angkasa: yang tetap pada posisinya, dan yang selalu 

berubah-ubah posisi. Kelompok yang kedua ini, karena pergerakannya yang 

aktif, jamak disebut sebagai bintang berkelana. Bintang-bintang yang masuk 

dalam kelompok kedua ini tidak dapat dijadikan sebagai penunjuk arah. Hanya 

kelompok pertama yang bisa, karena mereka selalu berada pada posisi 

tertentu dan tidak berubah-ubah. 33 

Bintang-bintang yang dipergunakan untuk penunjuk arah adalah mereka 

yang disebut Rasi Bintang Salib Selatan alias Southern Cross atau al-sālibīy. 

Cara menentukan arah dengan bintang ini adalah dengan menarik garis lurus 

dari gamma cruxis ke alpha cruxis dan memotong ufuk. Titik perpotongan 

antara garis-garis itu adalah arah selatan. Sedang bintang lainnya. adalah yang 

dinamakan Rasi Bintang Biduk atau Beruang Besar alias Ursa Major atau al-

Ḍubb al-Akbār. Cara menentukan arah dengan rasi bintang ini adalah dengan 

 
32 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Manfaat Benda-Benda Langit Dalam Perspektif 

Al-Qur’an Dan Sains. h. 146-148. 

33 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Manfaat Benda-Benda Langit Dalam Perspektif 
Al-Qur’an Dan Sains. h. 146-148. 
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menarik garis lurus dari beta Ursa Majorise melalui alpha Ursa Majorise dan 

memotong ufuk. Titik perpotongan itu merupakan titik utara. 34 

Bintang-bintang dapat dijadikan sebagai.penunjuk arah dalam 

kegelapandi darat dan di laut. Ini menunjukkan bahwa bintang-bintang itu 

dapat dimanfaatkan sebagai indikator navigasi, baik dalam perjalanan darat 

maupun pelayaran di laut. Dalam sejarah peradaban manusia, para pelaut dari 

bangsa Viking, Romawi, Yunani, Arab, Spanyol, Portugis, dan lainnya 

menggunakan rasi-rasi bintang ini sebagai indikator navigasi dalam pelayaran 

mereka ke tempat yang jauh. Dalam bahasa ilmiah, navigasi menggunakan 

posisi rasi-rasi bintang disebut Stellar Navigation.35 

Dewasa ini, ketika penelitian ruang angkasa semakin maju, Stellar 

Navigation juga dimanfaatkan untuk menentukan arah dalam perjalanan 

mengarungi ruang angkasa. Mereka yang dapat memanfaatkannya tentulah 

mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Allahlah yang 

memberkan isyarat seperti ini. Motivasi untuk mengeksplorasi ruang angkasa 

datang dalam firman Allah pada QS al-Raḥmān/55: 33. 

ِِِيٰمَعْشَرَِ  
ن  ج 
ْ
ِِِال س 

ْ
ن ا 
ْ
ِِِوَال ن  مِِِْا  نِِِْاسْتَطَعْت 

َ
وْاِِا ذ  نِِِْتَنْف  قْطَارِ ِِم 

َ
ِِِا مٰوٰت  ِِِالسَّ رْض 

َ
ا
ْ
وْاِ ِِوَال ذ  اِِِفَانْف 

َ
ِِل

وْنَِ ذ  اِتَنْف 
َّ
ل ِِۚا  طٰن 

ْ
ل س  ِِِب 

Terjemahnya: 

Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 
penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu 
menembusnya, kecuali dengan kekuatan (dari Allah).36  

Ayat ini mendorong manusia untuk meneliti dan memperhatikan alam 

semesta. Dengan penelitian itu manusia diharapkan dapat .mengetahui 

 
34 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Manfaat Benda-Benda Langit Dalam Perspektif 

Al-Qur’an Dan Sains. h. 146-148. 

35 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Manfaat Benda-Benda Langit Dalam Perspektif 
Al-Qur’an Dan Sains. h. 146-148. 

36 Kementerian Agama RI. h. 532. 
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hakikat alam semesta dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan mereka. 

Untuk sampai pada tujuan itu manusia harus memenuhi satu syarat, yaitu 

kemampuan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi.   

Berpedoman pada posisi rasi-rasi bintang yang tetap, para astronaut 

dapat menentukan arah mana yang akan dituju. Mereka dapat menetapkan 

secara pasti kemana harus mengarah bila mereka akan menuju Mars, Jupiter, 

atau planet yang lain. Stellar Navigation ini juga dapat membantu astronot 

menentukan arah kembali ke bumi. Tanpa petunjuk bintang-bintang itu 

pesawat antariksa mungkin tidak dapat kembali ke bumi.37 

Selain sebagai penentu arah, bintang juga dapat berfungsi sebagai 

penentu waktu. Dengan memperhatikan posisi. bintang, orang yang 

menguasai ilmu perbintangan dapat menetapkan, waktu-waktu yang sedang 

berjalan. Allah memberikan isyarat tentang hal ini dalam QS al-An’am/6: 97. 

وَِ يِِِْوَه  ذ 
َّ
ِجَِِِال

َ
مِ ِِعَل

 
ك
َ
وْمَِِِل ج  وْاِِالنُّ تَهْتَد  هَاِِل  يِِِْب  ِِِف  مٰت 

 
ل بَر ِ ِِظ 

ْ
بَحْر ِ ِِال

ْ
نَاِِِقَدِِِْوَال

ْ
ل ِِِفَصَّ يٰت 

ٰ
ا
ْ
قَوْمِ ِِال ِِل 

وْنَِ م 
َ
عْل ِِيَّ

Terjemahnya: 

Dialah yang menjadikan bagimu bintang-bintang agar kamu 
menjadikannya petunjuk dalam kegelapan (yang pekat) di darat dan di laut. 
Sungguh, Kami telah memerinci tanda-tanda (kekuasaan Kami) kepada 
kaum yang mengetahui.38 

Ayat ini menjelaskan manfaat bintang-bintang yang tersebar diruang 

angkasa. Dengan posisi mereka di langit luas manusia dapat menggunakannya 

sebagai penunjuk arah dan penetap waktu. Bintang-bintang yang dapat 

dimanfaatkan untuk hal itu adalah mereka yang letaknya tetap (fixed stars), 

yaitu bintang-bintang yang bercahaya sendiri dan mempunyai rasi 

 
37 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Manfaat Benda-Benda Langit Dalam Perspektif 

Al-Qur’an Dan Sains. h. 149-150. 

38 Kementerian Agama RI. h, 140. 
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(konstelasi) yang tetap. Adapun bintang-bintang yang bergerak (al-sayyārāt) 

tidak dapat dijadikan sebagai penentu waktu karena mereka selalu bergerak 

dan berpindah ke konstalasi-konstalasi bintang lain.39 

Selain sebagai penunjuk waktu, kondisi bintang-bintang itu juga dapat 

dijadikan sebagai petunjuk datangnya suatu musim. Cara mengetahuinya 

adalah dengan memperhatikan kedudukan matahari (manzilah) di antara 

bintang-bintang tersebut. 

Untuk menjadikan bintang sebagai penunjuk waktu, perlu pengamatan 

terkait terbit dan terbenamnya kelompok-kelompok bintang itu. Ketika 

matahari terbenam bersama-sama dengan Rasi Haml (Aries) maka saat itu 

adalah tanggal 21 Maret, awal musim semi. Adapun bila matahari terbenam 

bersama dengan Rasi Saratan (Cancer) maka saat itu adalah tanggal 21 Juni, 

awal datangnya musim panas. Bila matahari terbenam bersama denga Rasi 

Mizan (Libra) berarti saat itu adalah tanggal 23 September, awal musim gugur. 

Bila matahari terbenam bersama dengan Rasi Jady (Carpicornus), berarti hari 

itu adalah tanggal 22 Desember, awal musim dingin. Musim-musim yang 

ditandai dengan tanggal-tanggal tersebut berlaku di daerah-daerah yang 

berada di utara Khatulistiwa. Di kawasan yang berada di sebelah selatan 

Khatulistiwa akan berlaku kebalikan dari musim yang sedang melanda 

kawasan utara.40 

Dengan demikian, bintang-bintang di langit, selain sebagai pertanda 

terhadap kebesaran Allah swt, ia juga memilki manfaat yang sangat berguna 

bagi manusia.   

 
39 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Manfaat Benda-Benda Langit Dalam Perspektif 

Al-Qur’an Dan Sains.h. 148-150. 

40 Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Manfaat Benda-Benda Langit Dalam Perspektif 
Al-Qur’an Dan Sains. h. 150-151. 
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C. Implementasi Ayat-Ayat Ṭarīqah dalam Kehidupan 

Di dalam kisah-kisah Al-Qur'an, berupa informasi dan kondisi umat-

umat terdahulu, terdapat pelajaran dan nasihat, yang dijadikan pelajaran dan 

nasihat oleh orang-orang yang berakal. Juga sebagai hiburan bagi Nabi 

Muhammad saw, dan sebagai bukti bagi kebenaran beliau serta mukjizat lain 

bagi beliau. Isi Al-Qur'an, semuanya adalah peringatan dan nasihat bagi semua 

umat, bangsa dan individu.41 

Dalam QS Ṭāha/20: 102-104 merupakan rangkaian ayat berupa 

peringatn Allah tentang keadaan yang akan terjadi yaitu pada hari tibanya 

Kiamat, ketika ditiup oleh malaikat atas perintah Allah sangkakala sehingga 

semua makhluk hidup, kembali dan bangkit dari kuburnya dan 

mengumpulkan manusia ketika itu, yakni beberapa saat setelah peniupan 

sangkakala. Allah swt akan mengumpulkan para pendurhaka yang telah 

mendarah daging kedurhakaannya dalam keadaan muka dan mata mereka 

hina, yakni cemas dan takut. Mereka saling berbisik di antara mereka karena 

kehinaan dan ketakutan dengan berkata: “Kamu tidak tinggal di dunia 

melainkan hanyalah sepuluh hari”, yakni sangat singkat”. Orang yang paling 

lurus jalannya di antara mereka, yakni yang paling mendekati kebenaran 

ucapannya bahwa, “Kamu tidak tinggal hidup di dunia melainkan hanyalah 

sehari saja.”42 

وْمَِ ِِِيَّ نْفَخ  ىِِي  وْرِ ِِف 
رِ ِِالصُّ ش  حْ

َ
يْنَِِِوَن م  جْر  م 

ْ
رْقًاِِيَوْمَىِٕذِ ِِال وْنَِِِِِ ز  تَخَافَت  مِِِْيَّ نِِِْبَيْنَه  مِِِْا  ثْت  ب 

َّ
اِِل

َّ
ل ِعَشْرًاِِِا 

ِ ن  حْ
َ
مِ ِن

َ
عْل
َ
مَاِِا وْنَِِب 

 
وْل ذِِْيَق  ِِا 

 
وْل مِِْيَق  ه 

 
مْثَل

َ
يْقَةًِِا نِِْطَر  مِِْا  ثْت  ب 

َّ
اِل

َّ
ل ِِِِࣖيَوْمًاِا 

Terjemahnya:  

(102) (yaitu) pada hari ketika sangkakala ditiup. Pada hari itu Kami 
kumpulkan para pendurhaka dengan (wajah) pucat (penuh ketakutan). 

 
41 Al-Zuhailī. Juz XVI, h. 279-280. 

42 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jilid VIII, h. 355. 
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(103)Mereka berbisik satu sama lain, “Kamu tinggal (di dunia) tidak lebih 
dari sepuluh (hari).” (104)  Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka 
katakan, ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, “Kamu 
tinggal (di dunia) tidak lebih dari sehari saja.” (QS Ṭāha/20: 102-104)43 

Kata ṭarīqah pada QS Ṭāha/20: 104 yang dimaknai dengan pemikiran 

ialah untuk mengisyaratkan bahwa sedari awal menusia diperintahkan untuk 

selalu menggunakan akal untuk berpikir sehingga tetap berada di atas ṭarīqah 

yang benar. Diperintahkannya menggunakan akal sehat untuk berpikir ialah 

agar selalu mengingat keagungan Allah swt. Banyak ayat Al-Qur’an yang 

mendorong manusia agar senantiasa menggunakan pikiran, salah satu di 

antaranya misalnya pada QS Ᾱli ‘Imrān/3: 190-191. 

نَِّ يِِْا  ِِف  ق 
ْ
ِِخَل مٰوٰت  ِِالسَّ رْض 

َ
ا
ْ
ِِوَال اف 

َ
ل ِِوَاخْت  يْل 

َّ
هَارِ ِال

ِِوَالنَّ يٰت 
ٰ
ا
َ
ىِل ول 

 
ا  
 
ِ ِِل بَاب 

ْ
ل
َ
ا
ْ
يْنَِِال ذ 

َّ
ِِال

وْنَِ ر 
 
يَامًاِِِالٰلَِِِّيَذْك وْدًاِِق  ع  ق  ىِِوَّ

ٰ
عَل مِِِْوَّ ه  وْب 

ن  وْنَِِِج  ر 
َّ
يِِِْوَيَتَفَك ِِِف  ق 

ْ
ِِِخَل مٰوٰت  ِِِۚالسَّ رْض 

َ
ا
ْ
ِِرَبَّنَاِِِوَال

قْتَِِِمَا
َ
اِِۚهٰذَاِِخَل

ً
ل بْحٰنَِِبَاط  نَاِكَِس  ارِ ِعَذَابَِِفَق 

ِالنَّ
Terjemahnya: 

(190)  Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian 
malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang 
berakal, (191)  (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, 
duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan 
langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau 
menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari 
azab neraka.44 

Pada Hari Kemudian, ketika Allah swt mengumpulkan manusia, orang-

orang yang menggunakan akal dan pikirannya dengan baik akan memperoleh 

nikmat sehingga menunggu datangnya kiamat seperti merasakan menunggu 

sehari saja. Berbeda dengan para pendurhaka, mereka mendapat siksa seakan-

akan waktu berjalan sangat lama. Dalam artian bahwa manusia yang 

menggunakan pikiran dan akalnya dengan baik, tentu akan menemui 

 
43 Kementerian Agama RI. h. 319. 

44 Kementerian Agama RI. h. 75. 
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kebenaran. Kebenaran yang ditempuh kemudain membawa keselamatan di 

Hari Kemudian 

Al-Nakhajawānī menyebut bahwa jalan yang lurus (ṭariq mustaqīm) 

merupakan jalan ketauhidan. Jalan tersebut ialah “jalan” yang menuntun 

dalam meng-Esa-kan Tuhan.45 Berkaitan dengan pemahaman tersebut, 

keterangan dari Ibnu ‘Abbās menyebut jalan yang lurus dalam hal ini adalah 

agama Islam itu sendiri.46 Agama Islam adalah agama yang meng-Esa-kan Allah 

swt serta menganggap kemusyrikan sebagai dosa yang paling besar dan tidak 

terampuni. Keterangan dari Maqātil bin Sulaimān kemudian mempertegas  

bahwa selain agama Islam tidaklah termasuk jalan yang lurus.47 

Di samping itu, penggalan kisah Nabi Musa as dan Bani Israil ketika 

ketika selamat dari pengejaran Fir’aun mengandung hikmah kehidupan yang 

mendalam. Kisah tersebut mengisyarakat bahwa pertolongan akan selalu 

dating kepada mereka yang beriman dan mendekatkan diri kepada-Nya, 

sesulit apapun situasinya. Allah swt berfirman. 

قَدِْ
َ
وْحَيْنَآِِوَل

َ
ىِِا

ٰ
ل ىِِا  وْسٰٓ نِِِْم 

َ
ِِِا سْر 

َ
يِِِْا بَاد  ع  بِِِْب  مِِِْفَاضْر  ه 

َ
يْقًاِِل ىِِطَر  بَحْرِ ِِف 

ْ
اِِيَبَسًاِ ِِال

َّ
خِِِٰل

َ
ِت اِِِف 

ً
ِِدَرَك

ا
َ
ل شٰىِِوَّ خْ

َ
ِِِت

Terjemahnya: 

Sungguh, telah Kami wahyukan kepada Musa, “Pergilah bersama hamba-
hamba-Ku (Bani Israil) pada malam hari dan pukullah laut itu untuk 
menjadi jalan yang kering bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan 
tanpa rasa khawatir (akan tenggelam).”48 

 
45 Ni’matullāh bin Maḥmūd Al-Nakhajawānī, Al-Fawātiḥ Al-Ilahiyah Wa Mafātiḥ Al-

Gaibiyah, Juz II, Cet. I (al-Gawariyah: Dār Rakābī, 1999). h. 324. 

46 Al-Fairuzābādī. h. 426. 

47 Abū al-Ḥasan Maqātil bin Sulaimān, Tafsīr Maqātil Bin Sulaimān, Juz III, Cet. I (Beirut: 
Dār Iḥyā’ al-Turāṡ, 1423). H. 573. 

48 Kementerian Agama RI. h. 317. 
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Ketika Bani Israil rela dengan kezaliman, kehinaan dan ketundukan 

mereka terhadap Fir‘aun, saat itu mereka membunuh anak-anak lelaki yang 

baru lahir, ketika itu tangan Kuasa Allah tidak turun. Ini karena mereka tidak 

menunaikan konsekuensi keimanan. Mereka tunduk kepada Fir‘aun dalam 

keadaan hina dina, dan penuh rasa takut, berbeda dengan pelajaran yang lalu 

di mana mereka menampakkan keberanian serta kesediaan menanggung 

penyiksaan secara terhormat dan kepala ke atas sambil mengumandangkan 

keimanan tanpa segan, ragu dan terbata-bata.49  

Sayyid Quṭub memperoleh kesan bahwa ayat-ayat tersebut dengan 

uraian yang demikian, bermaksud menjelaskan bahwa Kuasa Ilahi yang 

langsung turun tangan menangani Fir’aun dan bala tentaranya. Hal tersebut 

disebabkan karena kekuatan kedua pihak yang berlawanan dalam dunia nyata 

sama sekali tidak seimbang. Nabi Musa as dan kaumnya lemah dan tanpa 

kekuatan, sedang Fir'aun dan tentaranya memiliki kekuatan penuh, sehingga 

tidak mungkin dapat terjadi pertempuran fisik antara keduanya. Kuasa Ilahi 

turun kemudian untuk mengatur jalannya pertempuran.50  

Perlu dicatat, bahwa turun tangannya Allah swt dalam memberikan 

pertolongan, tidak terlaksana kecuali setelah bersemainya secara sempurna 

hakikat iman dalam hati mereka yang tidak memiliki kekuatan kecuali 

kekuatan iman itu dan setelah mereka menyatakan secara tegas keimanan 

mereka dihadapan sang tirani. Tidak takut kepadanya dan tidak pula 

mengharap sesuatu darinya.51 Dengan demikian, selanjutnya Allah swt 

memberikan pertolongan kepada mereka. 

 
49 Qutb. Juz IV, h. 2331-2332. 

50 Qutb. Juz IV, h. 2331-2332. 

51 Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jilid VIII, h. 348. 
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Dalam kehidupan sehari-hari, kisah tersebut merupakan sebuah 

tuntunan inspirasi dan motivasi agar senantiasa mendekatkan diri kepada 

Allah swt. Selama seorang hamba tetap berada di atas ṭarīqah yang tetapkan 

Allah swr. Ketika situasi sulit dan mendesak terjadi, Allah swt akan senantiasa 

memberikan pertolongan-Nya kepada hamba yang taat  dan berjalan di atas 

ṭarīqah-Nya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian, penjelasan dan analisis pada pembahasan di atas, 

maka kesimpulan dari penelitin ini adalah sebagai berikut. 

1. Di dalam Al-Qur’an, ṭarīqah diartikan sebagai jalan, baik itu jalan dalam 

konteks makna yang hakiki maupun jalan yang bermakna metaforis, 

yaitu jalan yang ditempuh dalam kehidupan, berupa pemikiran, 

kepercayaan, mazhab, perangai, tingkah laku atau kebiasaan. 

Penyebutan term ṭarīqah dengan berbagai bentuk derivasi terulang  

terulang 11 kali di dalam Al-Qur’an, antara lain terdapat pada, QS al-

Nisā’/4: 168, QS al-Nisā’/4: 169, QS al-Mu’minūn/23: 17, QS Ṭāha/20: 63, 

QS Ṭāha/20: 77, QS Ṭāha/20: 104, QS al-Aḥqāf/46: 30,  QS al-Jinn/72: 11, 

QS al-Jinn/72: 16, QS al-Tāriq/86: 1 dan QS al-Tāriq/86: 2. 

2. Terdapat empat bentuk penggunaan term ṭarīqah di dalam Al-Qur’an, 

antara lain ṭarīqah, ṭarīq, ṭarāiq dan ṭāriq. Adapun bentuk makna ṭarīqah 

di dalam Al-Qur’an adalah  jalan (baik yang bermakna hakiki maupun 

metafor), adat dan kebiasaan, pemikiaran, kepercayaan dan agama, sekte 

atau aliran dan benda benda-benda luar angkasa. 

3. Fungsi ṭarīqah bagi manusia di dalam Al-Qur’an, antara lain untuk 

menuntun manuisa kepada jalan yang lurus dan menghindari jalan yang 

sesat serta mendorong untuk melakukan amal saleh. Adapun manfaat 

ṭarīqah bagi manusia, a) dicurahkannya rezeki yang melimpah bagi siapa 

saja yang menempuh ṭarīqah yang lurus; dan b) al-ṭāriq dan  tarāiq yang 

bermakna benda-benda luar angkasa, bermanfaat bagi penunjuk arah 

dan waktu bagi manusia. 
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B. Implikasi 

Penelitian tentang ṭarīqah merupakan penelitian yang penting untuk 

dilakukan. Pentingnya penelitian tersebut ialah agar diperoleh petunjuk Al-

Qur’an tentang ṭarīqah-ṭarīqah yang dapat ditempuh dalam kehidupan dan 

menghindari ṭarīqah yang sesat.  

Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi secara akademik 

maupun non-akademik sebagai bahaan bacaan, referensi dan rujukan serta 

memperkaya khazanah ilmu pengetahuan secara umum, khususnya dalam 

bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. 



110 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’ān Al-Karīm 

 ‘Ajībah, Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin, Al-Baḥr Al-Madīd Fī Tafsīr 
Al-Qur’ān Al-Majīd (Kairo: al-Duktur Ḥasan ‘Abbās Zākī, 1419) 

‘Aṭiyah, Abū Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥāq bin Gālib bin Tamām bin, Al-Muḥarrar Al-
Wajīz Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-‘Azīz, Cet I (Beirut: Dār al-Kutub al-“ilmiyah, 
1422) 

‘Umar, Aḥmad Mukhtār ‘Abd al-Ḥamīd, Mu’jam Al-Lugah Al-‘Arabiyah Al-
Mu’Āṣarah, Cet. I (‘Ālim al-Kutub, 2008) 

———, Mu’jam Al-Ṣawāb Al-Lugah Al-Lugawī, Cet. I (Kairo: ‘Ᾱlim al-Kitab, 
2008) 

‘Ᾱsyūr, Muḥammad bin al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin, 
Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr (Tunis: al-Dār al-Tūnisiyah, 1984) 

Al-‘Akbarī, Abū al-Biqā’ ‘Abdullāh bin al-Ḥusain, Al-Tibyān Fī I’rāb Al-Qur’ān 
(al-Bāb al-Ḥalabī) 

Al-‘Alimī, Mujīr al-Dīn bin Muḥammad, Fatḥ Raḥman Fī Tafsīr Al-Qur’ān, Cet. I 
(Dār al-Nawādir, 2009) 

Al-Alūsī, Syihāb al-Dīn Maḥmūd bin ‘Abdillāh, Rūḥ Al-Ma’ānī FI Tafsīr Al-Qur’ān 
Al-‘Aẓīm Wa Al-Sab’ Al-Maṡānī, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 
1415) 

Al-Aṣfahānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Rāgib, Al-Mufradāt Fī 
Garīb Al-Qur’ān, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1412) 

———, Tāfsīr Al-Rāgib Al-Aṣfahānī, Cet. I (al-Jāmi’ Ṭantā’, 1999) 

Al-Bagawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain, Ma’ālim Al-Tanzīl Fī Al-Tafsīr Al-Qur’ān, 
Cet. I (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1420) 

Al-Bantanī, Muḥammad bin ‘Umar Nawawī, Marāḥ Labīd Li Kasyf Ma’nī Al-
Qur’ān Al-Majīd, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1417) 

Al-Bāqī, Muḥammad Fu’ad ‘Abd, Mu’jam Mufahras Li Alfāẓ Al-Qur’ān Al-Karīm 
(Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah) 

Al-Dāruquṭnī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Umar bin Nu’mān, Sunan Al-Dāruquṭnī, 
Cet. I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2004) 

Al-Farmāwī, ‘Abd al-Ḥayy, Muqaddimah Fī Al-Tafsīr Al-Mauḍu’ī, Cet. I (Kairo: 
al-Ḥaḍārah al-‘Arabiyah, 1977) 

Al-Fairuzābādī, Abū Ṭāhir Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya’qūb, Tanwīr Al-
Miqbās Min Tafsīr Ibn ‘Abbās, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah) 



111 
 

Al-Ḥijāzī, Muḥammad bin Maḥmūd, Al-Tafsīr Al-Wāḍiḥ, Cet. X (Beirut: Dār al-
Jail al-Jadīd, 1313) 

Al-Jauzī, Abū al-Farj ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Alī Jamāl al-Dīn, Zād Al-Masīr Fī ‘Ilm 
Al-Tafsīr, Cet. I (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1422) 

Al-Jazāirī, Abū Bakr Jābir bin Mūsa bin ‘Abd al-Qādir bin Jābir, Aysār Al-Tafāsir 
Li Kalām Al-‘Alīy Al-Kabīr, Cet. V (Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-
Ḥukm, 2003) 

Al-Khaṭīb, ‘Abd al-Karīm, Al-TafsIr Al-Qur’ānī Li Al-Qur’ān (Kairo: Dār al-Fikr 
al-‘Arabī) 

Al-Khāzin, Abū al-Ḥasan ‘Alā’ al-Dīn ‘Alī bin Muḥammad bin Ibrāhīm, Lubāb Al-
Ta’wīl Fī Ma’āniī Al-Tanzīl, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415) 

Al-Khiḍīrī, Muḥammad bin ‘Abd al-‘Azīz bin Aḥmad, Al-Sirāj Fī Bayān Garīb Al-
Qur’ān, Cet. I (Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wāṭaniyah, 2008) 

Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā, Tafsīr Al-Marāgī, Cet. I (Kairo: Maktabah wa 
Maṭbu’ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1946) 

Al-Māturīdī, Abū Manṣūr Muḥammad bin Maḥmūd, Ta’wilāt Ahl Sunnah, Cet. I 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005) 

Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Ᾱli bin Muḥammad, Al-Nukat Wa Al-‘Uyūn (Beirut: 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah) 

Al-Muṡannā, Abū ‘Ubaiad Ma’mar bin, Majāz Al-Qur’ān (Kairo: Maktabah al-
Khanājī, 1381) 

Al-Muẓharī, Muḥammad Ṡanāullāh, Al-Tafsīr Al-Muẓharī (Pakistan: Maktabah 
al-Rasyīdah, 1412) 

Al-Nakhajawānī, Ni’matullāh bin Maḥmūd, Al-Fawātiḥ Al-Ilahiyah Wa Mafātiḥ 
Al-Gaibiyah, Cet. I (al-Gawariyah: Dār Rakābī, 1999) 

Al-Nasafī, Abū al-Barakāt ‘Abdillāh bin Aḥmad, Madārik Al-Tanzīl Wa Ḥaqāiq 
Al-Tanwīl, Cet. I (Beirut: Dār al-Kalam al-Ṭayyib, 1998) 

Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn bin Muḥammad Sa’īd bin al-Qāsim, 
Maḥāsin Al-Ta’wīl, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1418) 

Al-Qaṭṭān, Mannā’ Khalīl, Mabāḥīṡ Fī ‘Ulūm Al-Qur’Ān, Cet. III (Maktabah al-
Ma’ārif, 2000) 

Al-Qīrūnī, Abū Muḥammad Ḥammūsy bin Muḥammad bin Mukhtār al-Qaisī, Al-
Hidāyah Fī Bulūq Al-Nihāyah, Cet. I (Majmu’ah Baḥūṡ al-Kitāb wa al-
Sunnah, 2008) 

Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Syams al-Dīn, Al-Jāmi’ Li 
Aḥkām Al-Qur’ān, Cet. III (Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣriyah, 1964) 



112 
 

Al-Qusyairī, ‘Abd al-Karīm bin Hawzān bin ‘Abd al-Malik, Latāif Al-Isyārāt, Cet. 
III (Kairo: al-Hai’ah al-Misriyah) 

Al-Rāzī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Umar Fakhr al-Dīn, Mafātiḥ Al-Gaib 
(Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1420) 

Al-Ṡa’labī, Abū Isḥāq Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm, Al-Kasyf Wa Al-
Bayān ‘an Tafsīr Al-Qur’Ān, Cet. I (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 
2002) 

Al-Samarqandī, Abū al-Laiṡ Naṣr bin Muḥammad bin Aḥmad, Baḥr Al-‘Ulūm 

Al-Ṣan’ānī, ‘Abd al-Razāq bin Hammām, Tafsīr ‘Abd Al-Razāq, Cet. I (Beirut: Dār 
al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1919) 

Al-Ṣan’ānī, Abū Ibrāhīm Muḥammad bin Ismā’il bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-
Ḥasanī, Al-Tanwīr Syarḥ Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr, Cet. I (Riyad: Maktabah Dār al-
Salām, 2011) 

Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṡ, Sunan Abī Dāwud (Beirut: al-
Maktabah al-‘Aṣriyah) 

Al-Sirrī, Abū Isḥāq Zujāj Ibrāhīm bin, Ma’ānīal Al-Qur’ān Wa I’rābuh, Cet. I 
(Beirut: ‘Ᾱlim al-Kutub, 1988) 

Al-Suyūṭī, ‘Abd Raḥman bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn, Al-Dūr Al-Manṡūr Fī Tafsīr Bi 
Al-Ma’ṡūr (Beirut: Dār al-Fikr) 

———, Lubāb Al-Nuqūl Fī Asbāb Al-Nuzūl, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyah) 

Al-Suyūṭī, ‘Abd Raḥman bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn, and Jalāl al-Dīn Muḥammad 
Al-Maḥallī, Tafsīr Jalālain, Cet. I (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ) 

Al-Sya’arāwī, Muḥammad Mutawllī, Tafsīr Al-Sya’arāwī (Kairo: Muṭābi’ Akhbār 
al-Yaum, 1997) 

Al-Syaukānī, Muḥammad bin ‘Ālī bin Muḥammad bin ‘Abdullāh, Fatḥ Al-Qadīr, 
Cet. I (Damaskus: Dār Ibnu Kaṡīr, 1414) 

Al-Syarbīnī, Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb, Al-Sirāj Al-Munīr 
Fī Al-I’ānah ‘Alā Al-Ma’Rifah (Kairo: Maṭba’ah Būlāq, 1285) 

Al-Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṡīr, Jāmi’ Al-Bayān 
Fī Ta’wīl Al-Qur’ān, Cet. I (Muassasah al-Risālah, 2000) 

Al-Tustarī, Abū Muḥammad Sahl bin ‘Abdillāh, Tafsīr Al-Tustarī, Cet. I (Beirut: 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1423) 

Al-Wāḥīdī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad, Al-Wajīz Fī Al-Tafsīr Al-Kitāb Al-‘Azīz, 
Cet. I (Damaskus: Dār al-Qalam, 1415) 

———, Al-Wasīṭ Fī Tafsīr Al-Qur’ān Al-Majīd, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-



113 
 

‘Ilmiyah, 1994) 

Al-Zamakhsyarī, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amrū, Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq Al-
Tanzīl, Cet. III (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī) 

Al-Zuhailī, Wahbah, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’Ah Wa Al-
Manhaj, Cet. II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1418) 

Ali, Sayyid Nur bin Sayyid, Tasawuf Syar’i: Kritik Atas Kritik (Jakarta: Penerbit 
Hikmah, 2003) 

Ali, Suyuthi, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori Dan Praktek, Cet. 
I (Jakrata: PT RajaGrafindo Persada, 2002) 

Amin, Samsul Munir, Ilmu Tasawuf, Cet. I (Jakarta: Amazah, 2012) 

Aziz, Moh. Ali, Mengenal Tuntas Al-Qur’an, Cet. II (Surabaya: Imtiyaz) 

Fauzi, Moh., Sulistiyono, and Iwan Kuswandi, ‘Konstruksi Integrasi Al-Qur’an-
Tarekat-Sains Dalam Kurikulum Pesantren Al-Qur’an’, Jurnal Reflektika, 
18.2 (2023) 

Ḥanbal, Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin, Musnad Al-Imām Aḥmad Bin 
Ḥanbal, Cet. I (Muassasah al-Risālah, 2001) 

Ḥawwā, Sa’īd, Al-Asās Fī Al-Tafsīr, Cet. VI (Kairo: Dār al-Salām, 1412) 

Hawari, Dadang, Al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa 
(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999) 

Ismail, Ecep, ‘Landasan Qur’ani Tentang Zikir Dalam Ajaran Tarekat’, Syifa Al-
Qulub, 1.2 (2017)  

Jama‘ah min Kibār al-Lugawiyyin al-‘Arab, Al-Mu‘jam Al-‘Arabia Al-Asasi (al-
Munaẓẓamah al-‘Arabiyah li al-Tarbiyah wa al-Ṡiqafah wa al-‘Ulūm) 

Jabīr, Abū al-Ḥajjāj Mujāhid bin, Tafsīr Mujāhid, Cet. I (Mesir: Dār al-Fikr al-
Islāmī al-Ḥadīṡah, 1989) 

Kaṣīr, Abū al-Fidā’ Ismā’I; bin ‘Umar bin, Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm, Cet. II (Dār 
al-Ṭayyibah, 1999) 

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Cet. I (Jakarta: Lajnah 
Pentashihan Al-Qur’an, 2019) 

Labib, Hakki Akmal, ‘Konsep Ḥubb Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Kitab Tafsīr 
Al-Qur’ān Al-‘Azīm Karya Al-Tusturī’ (UIN Walisongo Semarang, 2018) 

Manżūr, Jamāl al-Dīn Ibnu, Lisān Al-‘Arab (Beirut: Dār Ṣādir) 

Lajnah Penatshihan Mushaf Al-Qur’an, Manfaat Benda-Benda Langit Dalam 
Perspektif Al-Qur’an Dan Sains, Cet. I (Jakarta: Lajnah Pentashihan 
Mushaf Al-Qur’an, 2012) 

———, Penciptaan Jagat Raya Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sains, Cet. I 



114 
 

(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010) 

Manżūr, Jamāl al-Dīn Ibnu, Lisān Al-‘Arab (Beirut: Dār Ṣādir) 

Mardan, Al-Qur’an Sebuah Pengantar, Cet. II (Jakarta: Pustaka Mapan, 2010) 

Mubaidillah, ‘Memahami Isti’arah Dalam Al-Qur’an’, Nur El-Islam, 4.2 (2017) 

Mubarak, and Mutawakkil, ‘Tarekat Dalam Al-Qur’an’, Tafsere, 7.1 (2019) 

Muṣtafā, Abū al-Sa’ūd al-Mu’ammādī bin Muḥammad bin, Irsyād Al-‘Aql Al-
Salīm Ilā Mazāyā Al-Kitāb Al-‘Azīz (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabī) 

Muṣṭafā, Ismā’il Ḥaqqī bin, Ruḥ Al-Bayān (Beirut: Dār al-Fikr) 

Munawwir, Ahamd Warson, ‘Kamus Al-Munawwwir Arab-Indonesia 
Terlengkap’ (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 

Muslim, Muṣtafā, Mabāhiṡ Fi Al-Tafsīr Al-Mauḍu’ī, Cet. III (Damaskus: Dār al-
Qalam, 2000) 

Mustahele, Nurbaety, ‘Makrifat Dalam Al-Qur’an (Study Atas Tafsir Al-Azhar)’ 
(Institut PTIQ Jakarta, 2017). 

Nasr, Sayyid Husein, Taswauf Dahulu Dan Sekarang (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
2000) 

Nurdin, Ismail, and Hartati, Metodologi Penelitain Sosial (Surabaya: Media 
Sahabat Cendikia, 2019) 

Qutb, Sayyid, Fī Ẓilāl Al-Qur’ān, Cet. XVII (Kairo: Dār al-Syurūq, 1422) 

Riḍā, Muḥammad Rasyīd bin ‘Alī, Tafsīr Al-Manār (Kairo: al-Hai’ah al-Miṣriyah, 
1990) 

Rohmatika, Ratu Vina, ‘Pendekatan Interdispliner Dan Multidispliner Dalam 
Studi Islam’, Jurnal Al-Adyan, 1.14 (2019) 

Salām, Abī Ṡa’labah Yaḥyā bin, Tafsīr Yaḥyā Bin Salām, Cet. I (Beirut: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyah, 2004) 

Salim, Abdul Muin, Mardan, and Achmad Abu Bakar, Metodologi Penelitian 
Tafsir Maudhu’i, Cet. I (Makassar: Alauddin Press, 2009) 

Sapari, ‘Tarekat Sebagai Media Pembinaan Mental (Studi Analisis Terhadap 
Tawasulan Di Pondok Pesantren Nurul Huda Manjul Cirebon)’ 
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) 

Shihab, M. Quraish, Ensiklopedia Al-Qur’an Kajian Kosa Kata, ed. by M. Quraish 
Shihab, Cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2007) 

———, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketehui 
Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an (Tangerang: Lentera Hati, 2015) 

———, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. (Jakarta: 



115 
 

Lentera Hati, 2011) 

Sulaimān, Abū al-Ḥasan Maqātil bin, Tafsīr Maqātil Bin Sulaimān, Cet. I (Beirut: 
Dār Iḥyā’ al-Turāṡ, 1423) 

Suryadilaga, M. Alfatih, Metodologi Ilmu Tafsir, Cet. I (Sleman: Penerbit Teras, 
2005) 

Syaibah, Abū Bakr bin Abī, Al-Kitāb Al-Muṣannaf Fī Aḥādīṡ Wa Al-Ᾱṣār, Cet. I 
(Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1407) 

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 
Bahasa, 2008) 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis 
Ilmiah, Cet. I (Makassar: Alauddin Press, 2013) 

Usman, Ali, Kiai Mengaji Santri Acungkan Jari: Refleksi Kritis Atas Tradisi Dan 
Pemikiran Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016) 

Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992) 

Wekke, Ismail Suardi, Sudirman Habe, Aris, Rizky Khalifah, Harun, and 
Arifuddin, Metode Penelitian Sosial, Cet. I (Yogyakarta: Penerbit Gawe 
Buku, 2019. 

Zakariyā, Aḥmad bin Fāris bin, Mu’jam Maqāyyis Al-Lugah (Kairo: Dār al-Fikr, 
1979) 

Zakiyah Darajat, Islam Dan Kesehatan Mental (Jakarta: Bulan Bintang, 1982)  

 


