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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman 

penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 

0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 

Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992.  

A. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin 

 Th ط A ا

 Zh ظ B ة

 „ ع T د

 Gh ؽ Ts س

 F ف J ط

 Q م H ح

 K ى Kh ر

 D ٍ L د

 Dz ّ M ر

 R ٕ N س

 Z ٝ W ص

 S ٙ H ط

 „ ء Sy ػ

 Y ١ Sh ص

   Dl ع

 

B. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan 

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 



 

iv 

 

Vokal (a) panjang = A   misalnya ٍهب menjadi qala 

Vokal (i) panjang = I   misalnya َه٤ menjadi qila  

Vokal (u) panjang = U  misalnya ٕٝد menjadi duna 

Khusus untuk bacaan Ya‟ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah 

ditulis dengan “aw”dan “ay”. 

Diftong (aw) = ٝ    misalnya  ٍٞه menjadi qawlun 

Diftong (ay) = ١    misalnya  خ٤ش menjadi khayrun 

C. Ta‟ marbuthah (ح) 

Ta‟ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah 

kalimat, tetapi apabila Ta‟ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya اُشعبُخ ُِٔذسعخ menjadi 

al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang 

terdiri dari susunan mudlaf dan mudlah ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  ك٢

  .menjadi fii rahmatillah سدخ الله

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah 

Kata sandang berupa “al” (ٍا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 

terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada 

ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 

Misalnya: 
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1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....... 

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.... 

3. Masya‟ Allah kana wa ma lam yasya‟ lam yakun.  

E. Daftar Singkatan 

AS   : Alaiahis Salam 

SAW  : Shalallahu „Alaihi Salam 

SWT  : Subhanahu Wa Ta‟ala 

RA  : Radhiyallahu Anhu/a 
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ABSTRAK 

Hermi Faisal: Term Anak Menurut Hadis Nabi Dalam Kitab Adabul mufrad. 

Lafadz walad, dan shabiy, memiliki arti yang sama yakni anak akan tetapi lafadz 

tersebut sebenarnya memiliki perbedaan maksud. Secara bahasa kalimat shabiy 

terdiri dari tiga kata ة -ص- ٝ  yang berarti seseorang yang umurnya kecil, dan 

anak-anak yang belum cukup umur di ibaratkan anak yang sejak dilahirkan hingga 

berhenti menyusu. bayi yang pantas ditimang. Mencium anak merupakan suatu 

bentuk kasih sayang dan kelembutan hati serta menjelaskan hubungan antara 

zhahir dan bathin seseorang (Abu Abdillah al-Bukhari, 2012, 119). Imam An-

Nawawi mengatakan bahwa mencium pipi anak kecil adalah wajib, begitu juga 

mencium tangannya, dan semisalnya atas dasar bentuk kasih sayang dan 

kelembutan Dalam penelitian ini disebabkan, adanya kekeliruan masyarakat 

memahami makna walad dan shabiy. Padahal kata tersebut memiliki makna yang 

berbeda sekalipun ada kemiripan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Term Anak melalui lafadz walad, dan shabiy dalam hadis Nabi dan 

bagaimana pemahaman tentang keberagaman penggunaan term anak dalam Hadis. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan makna lafadz walad dan 

shabiy menurut hadis Nabi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 

pengumpulan datanya dilakukan melalui kajian pustaka (Library Research). 

Sedangkan metode pemahaman yang digunakan adalah metode tematik. Hasil dari 

peneltian ini adalah Term Anak Menurut Hadis Nabi. kata walad “anak”. 

Maksudnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan. 

 

Kata Kunci : Term, Anak, Hadis,Adabul Mufrad 
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ABSTRACT 

Hermi Faisal: Child Term According to Prophetic Hadith.  

The words walad and shabiy have the same meaning, a child. However, 

these words actually have different meanings. In Arabic the word shabiy consists 

of Syllables ة -ص- ٝ which means someone who is young in age, under aged 

children children who was new born and stopped breastfeeding. The baby who 

could be cuddled. Kissing a child is a form of affection and tenderness and 

explains the relationship between the zhahir and the inmost of a person (Abu 

Abdillah al-Bukhari, 2012, 119). Imam An-Nawawi said that kissing a child's 

cheek is obligatory, as well as kissing his hand. It is included the basis of affection 

and tenderness. Even though these words have different meanings even though 

there are similarities. The formulation of the problem in this study was to find out 

the term child through lafadz walad, and shabiy in the hadith and how to 

understand the diversity of the use of the term child in the hadith. The purpose of 

this study was to determine the difference in the meaning of lafadz walad and 

shabiy according to the hadith. This research was in a qualitative research where 

data collection was library research. While the data analysis method used was 

presented in the thematic method. The result of this research is the Term Children 

According to the Prophet's Hadith, walad word "child". It means boys and girls. 

 

Keywords: Children Term, Hadith 
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 ِٓخّض
 الاصطلادٟ ػٓ اٌٌٛض دـت اٌذض٠ش إٌجٛٞ(: اٌّؼٕٝ ١ٕٕٖ٘ٓغِٟ ف١صً، )

إٕ ُلع " اُُٞذ ٝاُظج٢ " ُٜٔب ٗلظ أُؼ٠٘ ٌُٖ ٣خزِق أُوظٞد ث٤ٜ٘ٔب دو٤وخ . ٛزٙ 

أٌُِخ ُـخ رزٌٕٞ ٖٓ صلاصخ أدشف ٜٓ٘ب دشف اُظبد ٝدشف اُجبء ٝدشف اُٞاٝ ثٔؼ٠٘ اُؼٔش 

ع، ٝاُظج٢ اُزٟ ٤ِ٣ن اُظـ٤ش، ُْٝ ٣جِؾ اُؼٔش أٟ ٖٓ رُٞذ ٖٓ ٝلادرٚ دز٠ ٣زٞهق ك٠ اُشضب

ػ٠ِ دِٔٚ. ًٝبٗذ اُوجِخ ػ٠ِ اُظج٢ دلاُخ ػ٠ِ اُذت ٝٗؼٞٓخ اُوِت ٝدلاُخ ػ٠ِ اُؼلاهخ 

(. هبٍ الإٓبّ ا١ُٝٞ٘ إٔ هجِخ خذ اُظج٢ 9ٔٔ-ٕٕٔٓظبٛشا ٝثبط٘ب ) أثٞ ػجذ الله اُجخبس١، 

ؼ٠٘ ث٤ٖ كش٣ضخ ًٝزُي ٣ذاٙ ٝٓضِٜٔب دجب ٝٗؼٞٓخ. ٝٝهغ أُخطئ ك٠ أُجزٔغ ػ٠ِ إكٜبّ أُ

اُظج٢ ٝاُُٞذ ٌُٖ ٣خزِق أُوظٞد ث٤ٜ٘ٔب سؿْ إٔ ُٜٔب اُزشبثٚ. ٝأٓب عؤاٍ اُجذش كٜٞ 

أُؼ٠٘ الاططلاد٢ ػٖ ُلع اُُٞذ ٝاُظج٢ ك٠ اُذذ٣ش اُ٘ج١ٞ ٤ًٝق اُلْٜ ػٖ رخِق 

اعزخذاّ أُؼ٠٘ الاططلاد٢ ػٖ اُُٞذ ك٠ اُذذ٣ش اُ٘ج١ٞ. ٣ٜذف ٛزا اُجذش إ٠ُ ٓؼشكخ 

ُذ ٝاُظج٢ دغت اُذذ٣ش اُ٘ج١ٞ. ٜٓ٘ج٤خ اُجذش ٗٞػ٤خ ثذساعخ اُجذش اخزلاف ٓؼ٠٘ ُلع اُٞ

أٌُزج٢. ٜٝٓ٘ج٤خ اُجذش اُل٤ٜٔخ ٜٓ٘ج٤خ ٓٞضٞػ٤خ. ٝٗز٤جخ اُجذش دُذ ػ٠ِ إٔ أُؼ٠٘ 

 الاططلاد٢ ػٖ اُُٞذ دغت اُذذ٣ش اُ٘ج١ٞ اثٖ ٝث٘ذ.

 أُؼ٠٘ الاططلاد٢، اُذذ٣ش:  اٌىٍّبد اٌغئ١ـ١خ
  



 

ix 

 

DAFTAR ISI 

 

COVER ................................................................................................................... 2 

NOTA DINAS ........................................................................................................ 3 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ........................................................ 8 

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i 

PEDOMAN TRANSLITERASI ............................................................................ iii 

ABSTRAK ............................................................................................................. vi 

ABSTRACT .......................................................................................................... vii 

 viii ..................................................................................................................... ِٓخّض

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix 

BAB I ...................................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 

B. Permasalahan................................................................................................ 8 

1. Identifikasi Masalah ................................................................................. 8 

2. Batasan Masalah ....................................................................................... 8 

3. Rumusan Masalah .................................................................................... 9 

C. Tujuan dan Manfa‟at Penelitian ................................................................... 9 

1. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 9 

2. Manfaat Penelitian .................................................................................... 9 

D. Sistematika Pembahasan ............................................................................ 10 

BAB II ................................................................................................................... 12 

KAJIAN TEORITIS ............................................................................................. 12 

A. Kajian Teori ............................................................................................... 12 

1. Pengertian Anak ..................................................................................... 12 

2. Derivasi Anak ......................................................................................... 24 

3. Anak adalah Anugerah yang Dipinta ..................................................... 29 

4. Pengertian Orang Tua ............................................................................. 35 

5. Harapan Mendapatkan Anak Yang Menjadi Penyenang Hati. ............... 36 

6. Anak adalah Amanah ............................................................................. 41 



 

x 

 

7. Anak Sebagai Sumber Rezeki ................................................................ 44 

8. Mencintai Anak Adalah Gharizah.......................................................... 53 

9. Anak sebagai Perhiasan Dunia ............................................................... 58 

10. Anak sebagai Fitnah............................................................................ 61 

11. Anak bisa sebagai Musuh ................................................................... 67 

B. Kitab Adabul Mufrad & Pengarangnya ..................................................... 71 

1. Biografi Kitab Adabul Mufrad ............................................................... 71 

2. Biografi Imam Bukhari .......................................................................... 72 

C. Penelitian Yang Relevan ............................................................................ 73 

BAB III ................................................................................................................. 80 

METODE PENELITIAN ...................................................................................... 80 

A. Jenis Penelitian ........................................................................................... 80 

B. Pendekatan Penelitian ................................................................................ 80 

C. Sumber Data ............................................................................................... 80 

D. Teknik pengumpulan data .......................................................................... 81 

E. Teknik Analisis Data .................................................................................. 81 

BAB IV ................................................................................................................. 83 

HASIL PENELITIAN ........................................................................................... 83 

A. Term Berkaitan Tentang Anak ................................................................... 83 

 Dalam Kitab Adabul Mufrad ................... 83 ثبة اُُٞذ هشح اُؼ٤ٖ .1

 Dalam Kitab Adabul Mufrad ......... 111 ثبة ٓغخ سأط اُظج٠ .2

 Dalam Kitab Adabul Mufrad .................... 112 ثبة ٓؼبٗوخ اُظج٠ .3

 Dalam Kitab Adabul Mufrad .......... 114 ثبة أُضاح ٓغ اُظج٠ّ  .4

B. Hukum yang didapat dari Hadis ............................................................... 142 

BAB V ................................................................................................................. 144 

PENUTUP ........................................................................................................... 144 

A. Kesimpulan .............................................................................................. 144 

B. Saran ......................................................................................................... 145 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 146 

BIODATA PENULIS ......................................................................................... 148 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah anak adalah persoalan yang senantiasa ada dalam sejarah 

umat manusia. Persoalan tentang bagaimana seharusnya seorang anak 

diperlakukan oleh orang tua, masyarakat, dan negara, sudah melahirkan 

berbagai pandangan yang beragam dari waktu ke waktu. Berbagai kebijakan 

pun dibuat dalam rangka untuk menjembatani dan menuntaskan berbagai 

persoalan tentang anak, di antaranya dengan dicetuskannya Konvensi Hak 

Anak tahun 1990.
1
 

Indonesia juga telah menempuh langkah-langkah dalam mewujudkan 

kesejahteraan anak. Langkah-langkah itu dapat dilihat dengan disahkannya 

beberapa undang-undang yang secara spesifik membahas tentang persoalan 

tersebut, seperti: UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU 

Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 1 Tahun 2000 

tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan 

Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 

Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan lain 

sebagainya. 

                                                           
1 Konvensi Hak Anak (Conventionon the Right of the Child) disahkan oleh Majelis 

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai 

mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) sejak tanggal 2 September 1990. Konvensi 

Hak Anak merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum 

mengenai kedudukan anak. Lihat Muhamamad Joni dan Zulchana Z. Tanamas, Aspek Hukum 

Perlindungan Anak dalam Persektif Hak Anak, cet. ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 

hlm. 29 



2 

 

 

Meskipun berbagai perangkat norma telah dibentuk untuk 

memberikan perlindungan kepada anak-anak, namun realitas kehidupan yang 

dialami anak anak di berbagai penjuru dunia, terutama di negara miskin dan 

berkembang, termasuk di Indonesia, masih jauh dari keadaan yang diharapkan. 

Beban masih menggelayuti kehidupan anak-anak, mulai dari persoalan 

kemiskinan, kualitas kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, 

eksploitasi, trafficking, pelecehan seksual, dan sebagainya. Kenyataan ini 

semakin tidak memuaskan jika dikombinasikan dengan kenyataan banyaknya 

anak dan remaja Indonesia yang terkena busung lapar, polio, muntaber, dan 

penyakit lainnya.
2
 

Berbagai pihak sesungguhnya telah menyadari bahwa ada masalah 

dalam penghormatan dan pelaksanaan hak-hak anak. Mereka berusaha mencari 

akar masalah dan sekaligus berupaya memberi solusi. Menurut Abdul Hakim 

Garuda Nusantara, kesejahteraan anak tidak akan berhasil diwujudkan dengan 

mengandalkan perlindungan hukum saja. Hak-hak anak hanya dapat 

diwujudkan efektifitas pelaksanaannya kalau syarat-syarat yang dibutuhkan 

telah terpenuhi, yaitu adanya tatanan ekonomi dan sosial yang mampu 

mendistribusikan kemakmuran ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, adanya 

iklim budaya (culture climate) yang memberikan suasana kemerdekaan bagi 

perkembangan anak, dan adanya semangat kebersamaan yang diwujudkan 

                                                           
2 Konferensi Parlemen Negara-Negara Islam Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) 

ke-7 baru-baru ini (24-31 Januari 2012) di Palembang juga menyatakan bahwa anak-anak pada 

umumnya di beberapa negara masih banyak yang kehilangan masa bermainnya dan hak-hak anak 

lainnya. Ini pertama kalinya organisasi ini membahas tentang masalah anak, sejak OKI berdiri. 

Bahkan untuk masalah anak dibahas dalam forum khusus yang terpisah. Republika, edisi Kamis, 2 

Februari 2012, hlm. 2 
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dalam bentuk ikatan solidaritas sosial yang kuat di antara anggota-anggota 

masyarakat.
3
 

Arif Gosita berpendapat bahwa term anak sangat diperlukan untuk 

mewujudkan kesejahteraan anak. Term anak yang baik dapat diselenggarakan 

jika memenuhi berbagai persyaratan, seperti pemahaman yang baik dari 

partisipan, kerjasama dan koordinasi semua pihak, kebijakan dan perencanaan 

kerja yang matang, kepastian hukum, perlindungan mencakup berbagai bidang, 

memberikan kemampuan dan kesempatan kepada anak untuk melindungi diri 

sendiri, perlindungan mesti bersifat preventif, didasarkan kepada hak dan 

kewajiban yang asasi, serta memiliki dasar-dasar filosofis, etis, dan yuridis 

yang diambil dari Pancasila, UUD, ajaran agama, dan nilai sosial.
4
 

Dari pendapat dan analisis yang dikemukan oleh para ahli di atas, 

terdapat poin krusial yang ditanggapi secara bertolak belakang, yakni mengenai 

peran agama di dalam term anak. Arif Gosita secara jelas menyatakan bahwa 

agama sangat penting kedudukan dan peranannya di dalam perlindungan anak. 

Term anak yang tidak memiliki dasar filisofis, etis, dan yuridis yang antara lain 

berasal dari ajaran agama, tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan 

Garuda Nusantara tidak secara eksplisit menyebutkan peran agama dalam 

perlindungan anak, akan tetapi pendapatnya bahwa efektifitas pelaksanaan hak-

hak anak tergantung pada iklim budaya yang kondusif dan semangat 

kebersamaan menunjukkan juga peranan agama, karena kedua syarat tersebut 

                                                           
3 Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Prospek Perlindungan Anak”, dalam Bismar Siregar 

(ed.), Hukum dan Hak-Hak Anak (Jakarta: Rajawali, 1986), 19-24. 
4 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 

19-21 
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merupakan ajaran agama dan dipengaruhi implementasi ajaran agama. 

Perbedaan pendapat para ahli ketika menempatkan peranan agama dalam 

proses perlindungan anak memberikan dorongan untuk melakukan kajian lebih 

mendalam mengenai term anak di dalam ajaran agama, khususnya di dalam 

ajaran agama Islam. 

Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap hak-hak anak, 

sehingga menjaga hak anak (hifz al-nasl atau al-nasb).
5
 menjadi salah satu 

tujuan syari‟at Islam yang pokok (Maqashid Syari‟ah).
6
 Sangat banyak nash 

yang membahas persoalan anak, termasuk cara mendidiknya. Di antara 

persoalan penting mengenai anak yang diatur oleh Islam, antara lain; Orang tua 

diharuskan memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, memberikan 

nafkah yang halal dan baik, memelihara mereka hingga dewasa (baligh 

berakal), mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, dan sebagainya. 

Berbagai term yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menjelaskan 

pendidikan anak yang harus dijalankan oleh orang tua, antara lain; al-shabi ( 

  ٝ جِ ٌْغُلاا  ) al-ghulam ,( اٌصَّ اَ ا  ), abna‟ (  ُأاثْٕابء ), al-Thifl dan aulad .( لااصا ْٚ  Term-term (أا

ini digunakan dalam menjelaskan cara mendidik anak. Berikut ini akan 

dikemukan sebagian hadis yang menjelaskan tentang pendidikan anak: 

                                                           
5 Dalam literatur Islam klasik, hifz al-nasl atau hifz al-nasab dinyatakan sebagai 

kebutuhan fundamental bagi kemaslahatan manusia. Untuk itu, disyari‟atkan pernikahan dan 

menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Intinya adalah, bahwa persoalan anak dan keluarga 

merupakan hal yang fundamental dalam kajian keislaman. 
6 Yang dimaksud dengan maqashid syari‟ah adalah “bahwa Allah menurunkan semua 

syari‟at hanyalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”. 

Lihat Muhammad Daud Ali. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 61. Nasrun Rusli. Konsep Ijtihad al- 

Syaukani, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Logos,1996), h. 

43. Kutbuddin Aibak. Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), hlm. 53 
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ُْج٠َُِٜ٘   ُٖ ػَجْذِ للهِّ ا ؼَبرْ ثْ ُٓ ص٠َِ٘  ََ  دَذَّ ِْ٘بَ ػَ ٍَ : دَخَ ِٙ یهبَ ْْ  ٍَ ِٚ  كوَبَ شَأرَِ ْٓ ز٠َ لِا ط٠َِِّی َٓ ج٠ِ   ُْ  اُظَّ

ْْ :  كوَبَُذَْ  َٕ  ٗؼََ ب َّ٘ب  ًَ ِٓ  ٌَ ًُشُ یسَجُ رْ َْ  ْٖ ْٞ  ػَ ََ سَعُ ِٙ یٍِ للهِ ط٠ََِّ للهُ ػَ ْْ  َْ عََِّ َٝ  ُ ََ  أََّٗٚ ْٖ  عُئِ  رَُِيَ  ػَ

 ٍَ ِّ ی ػَشَفَ  إرَِا كوَبَ ْٖ یَْ ِٓ  َُٚٗ لاحَ عَبسِِٙ یْْ ُٙ ثبُِظَّ ْٝ شُ ُٔ كَ
7
  

  
“Muaz ibn Abdillah al-Juhani menceritakan kepada saya, ia berkata; 

kami masuk kerumahnya, ia bertanya kepada isterinya, “kapan 

seorang anak (disuruh) shalat”. Isterinya menjawab: “baik, seorang 

laki-laki menyebutkan dari Rasulullah SAW Saw. Bahwa ia ditanya 

tentang hal itu, Rasulullah SAW bersabda; bila anak telah mampu 

membedakan tangan kanan dan tangan kiri, maka suruhlah ia 

shalat”. (HR. Baihaqi) 

 

 ِْ ؼَِِّ ُٔ ُْ ْٖ ػَطبَءٍ ك٠ِ ا ضْشِةُ یػَ لاَ  َْ ُـ ُْ ػْطَتُ یفَ  ةِ یَّ ػ٠ََِ اُزَّأدِْ ا َْ  ٍَ ُٚ ی:  هبَ ُٓ ؿْشَ َْ.
8
  

“Dari „Atha tentang guru yang memukul anak kecil untuk 

mendidiknya, (ternyata) ia membinasakannya. Ia berkata; guru 

tersebut berhutang kepada anak itu”. (HR. Al-Baihaqi) 

 

ِٖ شُغَ  شِٝ ثْ ْٔ ْٖ ػَ ةٍ یػَ ْْ  ْٖ ْٖ  ِٙ یاةَِ  ػَ ِٙ  ػَ ٍَ  جَذِّ ٍَ  هبَ ٍُ  هبَ ََ  للهُ  ط٠ََِّ للهِ  سَعُٞ ِٙ یػَ ْْ  َْ عََِّ َٝ.« 

ا ْٝ شُ ُٓ  ْْ ًُ لادََ ْٝ لاحَِ   أَ ْْ  ثبُِظَّ ُٛ ِٖ  عَجْغِ  أثَْ٘بَءُ  َٝ ْْ  َٕ یعِ اضْشِثُُٞٛ َٝ  ََ ٛبَیػَ ْْ  ْْ ُٛ ِٖ  ػَشْشِ  أثَْ٘بَءُ  َٝ  َٕ یعِ

ا ْٞ هُ كشَِّ ْْ یةَ  َٝ َُٜٗ َٔ  ك٠ِ ْْ ُْ «ضَبجِغِ ا
9

 

“Dari Amru ibn Syu‟aib dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda; “Suruhlah anak-anakmu shalat ketika 
mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila tidak shalat) 
ketika mereka berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah ranjang 
mereka. (HR. Abu Daud). 

 

Hadis-hadis Rasulullah SAW tentang anak menggambarkan bahwa 

beliau mengajarkan kepada kaum muslimin tentang periode perkembangan 

anak dan tugas-tugas pendidikan di dalamnya. Hadis pertama menggambarkan 

bahwa perintah shalat diberikan oleh orang tua kepada anaknya setelah anak 

mengetahui mana tangan yang kanan atau yang kiri, atau lebih dikenal sebagai 

mumayyiz. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kata al-shabi. Dikaitkan 

                                                           
7 Imam al-Baihaqi. Op. Cit, h.84. Lihat juga Ibnu al-Atsir. Jami‟ al-Ushul fi Ahadits al- 

Rasul, Juz 5, (T.tp: Maktabah al-Hilwani, Mathba‟ah al-Mallah, Maktabah Dar al-Bayan, 1971), 

hlm.188 
8  Imam al-Baihaqi. Op. Cit, juz 6, hlm. 123 
9 Abu Daud. Sunan Abi Daud, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th), hlm. 185 
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dengan hadis ketiga, umur anak mulai diperintahkan shalat adalah ketika 

mereka berumur tujuh tahun. 

Hadis kedua menggambarkan periode anak diberikan sanksi yang 

mendidik, namun jangan sampai membinasakannya. Di sini digunakan kata 

alghulam. Dikaitkan dengan hadis ketiga, umur anak yang boleh diberikan 

sanksi adalah setelah mereka berumur sepuluh tahun. Menurut Zakiyah 

Daradjat, proses perkembangan manusia dibagi atas tiga kelompok besar, 

yaitu: masa kanak-kanak (0-12 tahun), masa remaja (13- 21 tahun) dan masa 

dewasa (21 tahun keatas). Perinciannya sebagai berikut, kanak-kanak pada 

tahun pertama (0-6 tahun), anak-anak masa sekolah (6-12 tahun), masa remaja 

pertama (13-16 tahun) dan masa remaja akhir (17- 21 tahun ).10 Dikaitkan 

dengan hadis di atas, dapat dijelaskan bahwa mengajarkan anak-anak untuk 

beribadah dalam hal ini, ibadah shalat dan dibolehkan memberikan sanksi yang 

bersifat mendidik dilakukan sebelum anak memasuki usia remaja. 

Para ahli psikologi sepakat bahwa masa remaja adalah masa 

pancaroba. Masa ini ditandai dengan perubahan yang drastis dalam kehidupan 

anak. Mempersiapkan anak untuk memasuki masa remaja merupakan hal yang 

sangat penting, agar ia tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim. 

Sementara pada usia remaja awal (13-16 tahun), di mana umumnya anak telah 

mencapai usia baligh, Islam telah memberikan taklif sebagaimana orang 

dewasa. Tentu saja taklif ini harus dijalankan sesuai dengan kemampuan 

                                                           
10 Zakiyah Darajat. Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang , 1991), hlm. 56 
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mereka. Di mana pada masa ini, Islam telah menganjurkan orang tua untuk 

mendidik anaknya dengan keterampilan berenang, memanah dan sebagainya. 

جبَدَخَ  ُْ اُغَّ ًُ لادََ ْٝ ا أَ ْٞ ُٔ .ػَِِّ َِ ُْخ٤َْ ةَ ا ْٞ ًُ سُ َٝ  
“Ajari anak- anakmu berenang, memanah dan menunggang kuda”. 

 

Begitu juga di dalam al-Qur‟an banyak ditemukan term-term yang 

memiliki arti anak, misalnya kata walad dan masih banyak lagi term-term lain 

yang berdekatan maknanya dengan makna anak, seperti term shabi, dzurriyat, 

ibn, bunayya, bintun, dan sejenisnya. Banyaknya term-term anak di dalam 

Hadis tersebut yang memberikan isyarat. Islam menempatkan kedudukan dan 

peranan anak-anak khususnya anak perempuan dalam posisi yang sejajar, baik 

berkaitan dengan perannya di dalam keluarga, masyarakat maupun ritual 

keagamaan.
11

 

Hegemoni laki-laki terhadap berbagai urusan diubah dengan 

menempatkan semua manusia dalam posisi setara. Berdasarkan latar belakang 

di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dari 

sudut pandang ḥadîts, dengan judul: “Term Anak Menurut Hadis Nabi Dalam 

Kitab Adabul Mufrad. 

 

                                                           
11 Asma Barlas, Believing Women In Islam (London: Oxford University Press, 2003), 

hlm. 264 
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B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada sejumlah 

permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian ini yang berkaitan dengan 

Term Anak Menurut Hadis Nabi Dalam Kitab Adabul Mufrad 

a. Banyaknya term anak yang berarti dalam al-Qur‟an dan Hadis. 

b. Perbedaan pemahaman antara term dalam dalam al-Qur‟an dan Hadis. 

c. Perbedaan penerapan hukum. Sesuai dengan term anak dalam al-Qur‟an 

dan Hadis.  

d. Perbedaan makna kalimat walad, shabi, dan banatun dalam persfektif al-

Qur‟an dan Hadis. 

e. Batasan usia dalam penggunaan kata shabi, dan walad dalam persfektif 

al-Qur‟an dan Hadis 

f. Perbedaan perkembangan term walad, shabi terhadap karakter dalam 

persfektif Hadis Nabi. 

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji makna istilah-istilah 

untuk anak dalam kitab Adabul Mufrad yang berkaitan dengan  hadis Nabi. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar masalah tesis ini 

lebih fokus dan mendalam, maka peneliti membatasi permasalahan pada 

term anak menurut Hadis Nabi dalam Kitab Adabul Mufrad. Yaitu pada. 

 ثبة أُضاح ٓغ اُظج٠ّ  .ثبة ٓؼبٗوخ اُظج٠   . ثبة دَٔ اُظج٢ ػ٠ِ اُؼب رن 

  ثبة ٖٓ ػبٍ جبس٣ز٤ٖ أٝ ٝادذح . ثبة اُُٞذ هشح اُؼ٤ٖ  . سأط اُظج٠ٓغخ ثبة ثبة 
.  



9 

 

 

Sebagai alasan peneliti memilih kitab adabul mufrad, karena 

pengarangnya Imam Bukhari. Imam Bukhari merupakan periwayat yang 

paling sohih diantara periwayat lainnya. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana makna lafaz shabi, walad, dan banatun dalam persfektif 

Hadis Nabi? 

b. Bagaimana pemahaman ulama tentang term anak dalam Hadis Nabi? 

c. Bagaimana dampak term anak terhadap karakter dalam persfektif Hadis 

Nabi?  

C. Tujuan dan Manfa’at Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui makna lafaz shabi, walad, dan banatun dalam 

persfektif Hadis Nabi. 

b. Untuk mengetahui penafsiran ulama tentang term anak dalam Hadis 

Nabi. 

c. Utuk mengetahui dampak term anak terhadap karakter dalam persfektif 

Hadis Nabi. 

2. Manfaat Penelitian  

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam 

memperkaya khazanah intelektual Islam, khusunya dibidang kajian ḥadîs, 
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serta sebagai upaya mewujudkan visi menghidupkan ajaran Islam yang 

fleksibel yang mampu berdialog dengan kondisi dan perubahan zaman. 

Adapun secara khusus penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu: 

a. Manfa’at Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam 

bidang trem anak dalam Kitab Adabul Mufrad. 

b. Manfa’at Praktis 

1) Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait 

trem anak dalam kitab Adabul Mufrad. 

2) Dapat memberi gambaran kepada pengamat orangtua dan pendidik 

serta masyarakat mengenai perlindungan anak dari kekerasan dalam 

sudut pandang trem anak dalam kitab Adabul Mufrad. 

3) Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ḥadîs. 

4) Dapat menambah wawasan bagi orangtua, pendidik, dan masyarakat. 

5) Untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Keluarga Islam (MH) 

Pada Prodi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis Pascasarana 

UIN Suska Riau. 

 

 

D. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan memahami Tesis ini maka penulis membaginya 

dalam lima bab, yang terdiri dari: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Yang berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, 

permasalahan dan tujuan serta kegunaan penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORITIS 

Yang berisikan tentang landasan teoritis, pengertian anak, Mencintai 

dan Menyayangi Anak, penelitian yang relevan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisa data. 

BAB IV : PENYAJIAN HASIL PENELITIAN 

Yang berisikan tentang Tipologi Anak dalam Perspektif Hadist 

Rasulullah.  

BAB V : PENUTUP 

Yang besisikan tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Anak 

Anak menurut arti kata adalah keturunan yang kedua, dan menurut 

istilah  adalah keturunan yang lahir dari induknya merupakan hasil proses 

pembuahan dari lawan jenisnya.
12

Berdasarkan keterangan yang ada didalam  

naṣ-naṣ islam kita mengetahui bahwa seorang anak hakikat nya adalah 

sumber kebahagiaan keluarga, karunia Allah, penerus garis keturunan, 

pelestari pahala orang tua , amanat Allah, anak adalah batu ujian keimanan 

orang tua, anak adalah orang yang dianggap belum mampu bertanggung 

jawab terhadap dirinya sendiri dibawah tanggung jawab orang lain, yaitu 

keluarga (orang tua).
13

Anak terbagi dalam beberapa pengertian, sebagai 

berikut: 

a. Pengertian Anak secara Sosiologis 

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari  

hubungan biologis antara pria dan wanita ada juga yang mengatakan 

bahwa anak adalah lelaki dan perempuan yang belum dewasa pubertas, 

                                                           
12 Moh.Luthfi Nurcahyono “ Pandangan terhadap anak dalam ajaran islam”, Jurnal, vol 

01, no 02 diterbitkan 2013, hlm. 148-154 
13 Rahmat Rohadi, Pendidikan islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini, 

Konsep  dan Praktik Paud Islami (Jakarta: Rajawali Press,2013) cet.1, hlm.33 
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sedangkan yang diartikan anak adalah seseorang yang masih dibawah  

usia tertentu dan  belum dewasa, serta belum menikah.
14

 

b. Pengertian Anak secara Psikologis 

Masa anak-anak merupakan salah satu fase kehidupan manusia 

saat terjadinya proses pembentukan kepribadian seseorang, pada masa ini 

seseorang membutuhkan perlindungan dari orang dewasa adapun masa 

anak-anak terbagi dalam beberapa fase. Masa anak-anak: masa bayi, 

masa anak-anak pertama 2-5 tahun masa anak-anak terakhir 5-12 tahun,  

masa remaja 13-20 tahun,  masa dewasa muda 20-25 tahun, para pakar 

berbeda pendapat dalam membatasi frase anak-anak ini, para psikolog 

membagi fase anak-anak ke dalam dua jenjang: fase anak-anak awal  

sejak lahir hingga 6 tahun, fase anak-anak akhir 6 tahun hingga 12 tahun, 

senada dengan para psikolog, para sosiolog menetapkan bahwa yang  

dimaksud dengan masa kanak-kanak adalah rentang waktu sejak manusia 

lahir hingga usia 12 tahun, sementara antara usia 12-18 merupakan masa 

remaja. 

Berbeda dengan para psikolog dan sosiolog, para  pakar hukum 

berpendapat bahwa masa anak-anak merupakan rentang waktu sejak 

manusia lahir hingga usia 18 tahun. Dalam batasan usia balig, Fuqahāʼ 

berbeda pendapat, Imam Hanafi menyebutkan bahwa usia balig 18 tahun 

bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sementara Imam Syāfi„ī 

menetapkan 15 tahun sebagai tanda balig seseorang, meskipun sampai 

                                                           
14 Liza Agnesta Krisna, Hukum perlindungan anak panduan memahami Anak yang 

berkonflik  dengan hukum, (Yogyakarta: Debpublish ,2018) cet.1 hlm.6 
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saat itu tidak mendapatkan mimpi bagi laki-laki atau haid bagi 

perempuan. Sementara dalam UU NO.13 Th.2003 tantang 

ketatanegaraan dan UU no.23 Th.2003 tentang perlindungan anak, 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak 16 adalah setiap orang 

yang berumur dibawah 18 tahun, definisi ini sesuai dengan pendapat 

pakar hukum dalam menetapkan masa kanak-kanak yang dibatasi dengan 

usia 18 tahun.
15

 

c. Pengertian Anak secara Yuridis.
16

 

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia 

tertentu, urgensi terhadap kepastian bahwa usia anak secara yuridis 

dikarenakan terkait kepada hak dan kewajiban anak jika dalam lapangan 

hukum perdata, batas usia secara yuridis ini menyangkut persoalan 

kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, hak warisan, perkawinan 

dan lain-lain, sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut 

pertanggung jawaban hukum pidana hak-hak dalam peradilan anak  dan 

sistem penjatuhan hukuman yang jelas harus berbeda dari orang dewasa 

karena anak memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam pola pikirnya.
17

 

Dalam al-Quran anak disebut sebagai berita baik, hiburan pada 

pandangan mata, dan perhiasan hidup, anak telah menjadi perhatian  

ajaran islam sejak ia belum dilahirkan, bahkan sejak ia belum berbentuk, 

                                                           
15 Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Tafsir al-Quran tematik hlm. 292-295 
16 Menurut Hukum Secara Hukum Bantuan, Bantuan Bantuan Hukum (diberikan oleh  

pengacara kepada kliennya dimuka pengadilan). Tim Redaksi.  Kamus Besar Bahasa Indonesia  

Pusat Bahasa. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) cet.4, hlm.1567 
17 Liza Agnesta Krisna, Hukum perlindungan anak panduan memahami Anak yang 

berkonflik  dengan hukum hlm.8 
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ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip agama islam tentang perkawinan 

dan pentingnya memelihara kebersihan keturunan, memelihara 

kebersihan keturunan adalah salah satu dari lima prinsip (al-Qā„waid al-

Khamsah) yang dirumuskan oleh ilmu usul fikih tentang tujuan syariat 

dan hukum-hukum islam.
18

Anak yang lahir dari pasangan orang tua atau 

suami istri yang jauh ikatan kekerabatannya secara genetika mempunyai 

kemungkinan lebih besar untuk menjadi anak yang kuat (dari segi fisik 

dan mental) dan cerdas.
19

 

Menurut Ibn al-Syumail ketika ibunya melahirkan anak itu maka 

kata Walad itu mencakup satu dan banyak, serta lelaki dan perempuan, 

Ibn al-Sa„idah berkata bahwa  al-Walad dan  al-Walūd dengan baris  

ḍhammah  adalah sesuatu yang dilahirkan apapun ia, kemudian berlaku 

bagi satu dan banyak serta bagi lelaki dan perempuan, dan para Ulama 

juga ada yang menjama‟nya dengan mengatakan Aulad, Allah  telah 

menganugrahkan kita dengan mengeluarkan dari sulbi kita keturunan-

keturunan yang berbentuk seperti kita dan  memberitahukan bahwa anak 

perempuan adalah sama statusnya dengan anak lelaki, yaitu sebagai 

anugerah dari Allah SWT.
20

 

Berkenaan dengan pemeliharaan keturunan, pengawasan 

perkembangan dan pertumbuhannya ialah suatu peristiwa mulai dari 

                                                           
18 .Terpeliharanya jiwa, 2. Terpeliharanya agama, 3. Terpeliharanya keturunan, 4. 

Terpeliharanya akal, 5. Terpeliharanya harta.  Dewan Redaksi Ensiklopedia islam Ensiklopedia  

islam, (Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve,1994) cet 2, hlm. 141 
19 Dewan Redaksi Ensiklopedia islam Ensiklopedia islam, (Jakarta: Ichtiar BaruVan 

Hoeve,1994) cet 2, hlm.141 
20 ʻAbdul Munʾīm Ibrᾱhīm,  Mendidik Anak Perempuan (Jakarta:Gema Insani Press, 

2005) cet. I, hlm.6 
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bersatunya sel-sel telur dengan sel mani ayah pada kandungan ibunya 

dan berakhir pada balignya seorang remaja.
21

 Berbeda dengan orang 

dewasa, anak belum bisa berfikir secara abstrak dan belum bisa 

mengenali dirinya sendiri, ia peka terhadap gangguan fisik atau 

kecelakaan serta terhadap masalah-masalah psikis (jiwa), dan 

perilakunya yang belum stabil, pada setiap anak terdapat bakat, yaitu 

kemampuan yang menonjol  dalam salah satu aspek kerpibadian, yang 

diperoleh sebagai pembawaan.
22

 Anak saleh adalah anak yang tumbuh 

bahkan setelah menjadi manusia dewasa, mengetahui dan mengamalkan 

kewajiabn-kewajibannya terhadap Allah, orang tua dan masyarakat 

dilingkungan hidupnya, anak durhaka adalah anak yang salah asuh dalam 

pertumbuhannya, setelah dewasa ia mengabaikan kewajibannya kepada 

Allah, orang tuanya dan masyarakat.
23

 

ُْ٘ٚ هبٍََ ػَ َٝ :   ٍَ ٍُ اللهِ ط٠ِ الله ػ٤ِٚ ٝعِْ  هب ْٞ ْٖ صلََاسٍ إِ  "    : سَعُ ِٓ ُُِٚ إلِّاَ  َٔ ْٗوطََغَ ػَ َّ اِ ُٖ آدَ بدَ اثِْ َٓ   رَا 

ْٞ َُُٚ طَ  ُذٍَ طَبُِخٍ ٣ذَْػُ َٝ  ْٝ ِٚ، أَ ْ٘زلَغَُ ثِ ُ٣ ٍْ ِْ ْٝ ػِ   " ذَهخٍَ جَبس٣ِخٍَ ،أَ
 

“Rasulullah SAW bersabda: “jika manusia mati maka 

terputuslah amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang 

bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakan kedua orang 

tuanya”.
24

 

 

Menurut  Imām al-Gazali usaha  dalam melatih anak adalah 

perkara yang  paling penting dan paling kuat, dan seorang bayi adalah 

amanah bagi orang tuanya,  hatinya yang bersih merupakan berlian yang 

                                                           
21 Perpustakaan Nasional  RI  Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik 

(Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2009) cet I, hlm.409 
22 Dewan Redaksi  Ensiklopedia Islam Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar BaruVan 

Hoeve,1994) cet 2, hlm. 142 
23 Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam Ensiklopedia Islam, hlm. 142  
24 Hadis Shohih Ahmad 2/372, Abu dawud 3/157 dan An-Nasai 2/129 



17 

 

 

berharga yang sederhana dan kosong  dari seluruh pahatan dan bentuk, 

dan ia dapat menerima semua pahatan, cenderung kepada arah yang 

mengajaknya, maka jika ia dibiasakan dengan kebaikan, diajarkan hal itu 

serta tumbuh besar dengan kebaikan itu, niscaya ia akan berbahagia di 

dunia dan akhirat dan kedua orang tuanya akan turut mendapatkan 

pahalanya, demikian juga seluruh gurunya dan orang yang mendidiknya, 

sementara jika orang tuanya membiasakan dengan keburukan kepadanya 

serta menyia-nyiakannya seperti binatang, niscaya anak tersebut akan 

menderita dan binasa dan dosanya akan menjadi tanggung jawab orang 

tuanya. Anak salah satu yang disebut dalam al-Quran sebagai mahrom, 

dalam ilmu fikih anak belum termasuk kedalam kategori mukallaf, yaitu 

manusia dewasa yang dibebani kewajiban agama seperti solat dan puasa. 

Untuk melihat lebih jelas, sejauh mana kewajiban dan tanggung jawab 

terhadap anak yang dilahirkannya, orang tua terlebih dahulu harus 

menyadari siapa sebenarnya anak itu sendiri.
25

 

d. Konsep Anak dalam Perspektif Psikologi 

Anak adalah bayi yang baru lahir (usia 0 tahun) sampai dengan 

14 tahun. Seorang individu yang sudah berusia di atas 14 tahun bukan 

termasuk kategori anak. Begitu juga yang berusia di bawah 0 tahun. 

Anak adalah orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki, 

perempuan maupun khunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua 

lawan jenis. Anak dalam perspektif psikologi adalah pribadi yang masih 

                                                           
25 Rahmat Rohadi Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini, 

Konsep dan Praktik Paud Islami ( Jakarta: Rajawali Press,2013) cet.1, hlm.33 
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bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari 

lingkungan. 

Sedangkan menurut Augustinus dikatakan bahwa anak tidaklah 

sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk 

menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh 

keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, 

anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya 

dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.
26

 Berdasarkan pengertian 

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak dalam perspektif psikologi 

adalah usia sebelum dewasa (sekitar dibawah 14 tahun) yang 

kehidupannya masih sangat tergantung kepada lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Sedangkan secara biologis 

siapapun yang dilahirkan oleh seorang ibu meskipun lahir di luar 

hubungan pernikahan yang sah. Tidak ada pembedaan secara status 

hukum dan konsekuensinya bagi anak yang lahir di luar pernikahan pada 

perkembangan anak selanjutnya. Selain kata walad, shobiy Al-qur‟an 

juga menggunakan term kata ibn bentuk jamaknya adalah abnâ‟ dan  

banûn untuk menyebut anak. Kata ibn ini dengan segala bentuk 

derivasinya terulang sampai 161 kali. Kata ibn berasal dari ba, na, wa 

yang artinya sesuatu yang lahir dari sesuatu yang lain. Dari situ pula 

muncul kata banâ-yabnû-binwun yang artinya membangun sesuatu, 

                                                           
26 Qomar, Mujamil, et.al., Meniti Jalan Pendidikan Islam (Yogyakarta: P3M STAIN 

Tulungagung dan Pustaka Pelajar, 2003). 
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dengan cara menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.
27

 Kata 

ibn berasal dari isim kata dasar binwun, setelah melalui proses perubahan 

bentuk morfologis, bentuk mufradnya menjadi ibn, sedang bentuk 

pluralnya banûn, karena disamakan hukumnya dengan jamak mudzakkar 

sâlim. Kata ibn masih satu akar dengan kata banâ yang membangun atau 

berbuat baik. Jika dikatakan banâ al-bayt, artinya ia membangun sebuah 

rumah. Demikian pula jika dikatakan banâ alrajul artinya ahsana ilaihi 

(berbuat baik kepadanya).
28

 

Makna semantik tersebut memberikan isyarat bahwa anak 

disebut dengan term ibn, itu dapat diibaratkan sebuah bangunan, ia harus 

diberi pondasi yang kokoh agar tidak mudah roboh oleh gempuran badai 

angin, atau gempa bumi. Untuk itu, dalam konteks quranic parenting, 

orangtua harus memberikan pondasi keimanan dan tauhid yang kuat 

sejak kecil, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki 

prinsip dan kepribadian yang tangguh. Term ibn menunjukkan penekanan 

makna anak memiliki potensi untuk dikembangkan. Melalui pendidikan, 

pembinaan, bimbingan, dan pemberian bantuan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan anak, potensi tersebut dapat dikembangkan sehingga anak 

menjadi sebagai individu yang berdiri sendiri.
29

 Dalam Surat Luqmân 

Allah berfirman; 

 ِٚ ُٖ ُِّجِّۡ٘ ََٰٔ ٍَ ُوُۡ إرِۡ هبَ ج٢ََُ٘ ُزَشُشِىۡ ة َٝ ظُُٚ ٣ََٰ َٞ ٣ؼَِّ ُٛ َّٕ ٱَٝ ِ إِّ للهَّ ٌْ  ُشّشِىَ ٱِْ ِۡ ٌْ  ُظَُ ػَظ٤ِّ  

                                                           
27Abul Husain Ahmad Ibn Faris ibn Zakariyya, Mu‟jam Maqâyis alLughah. Beirut: Dâr 

Ihyâ‟al-Turâts al-`Arabi, 2001, hlm. 138 
28 Ma‟lûf, Lois, al-Munjid. Beirut: Al-Mathba‟ah al-Katsolikiyah,t.th, hlm. 48 
29 Hafsah, “Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Agama Anak dalam keluarga 

Muslim di Kota Medan”, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 173 
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“Dan (ingatlah) ketika Luqmân berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar". QS. Luqmân /31: 13, 

Terdapat kata libnihi, artinya kepada anaknya, terdiri dari Lii 

dan Ibnu dan Hu (dhomir), Kata ibn dalam al-qurân dapat merujuk 

kepada pengertian anak kandung misalnya, ketika al-qurân menyebut 

Nabi Isa sebagai anak laki-laki Maryam (QS. al-Maidah: 78), ketika Nabi 

Nuh memanggil anaknya agar ikut naik perahunya (QS. Hûd : 42) dan 

ketika Luqmân al-Hakim menasehati anaknya, agar tidak berbuat syirk 

kepada Allah (QS. Luqmân: 13). Namun demikian, kata ibn, juga dapat 

menunjuk pada pengertian anak laki-laki yang tidak ada hubungan nasab, 

yakni anak angkat. Contohnya, pernyataan orang-orang jahiliyah yang 

menisbatkan anak angkatnya dengan term abnâ‟ seolah-olah seperti 

anaknya sendiri, sehingga anak angkat itu berhak untuk mewarisi 

hartanya, ia juga tidak boleh dinikahi dan sebagainya. Orang Arab dulu 

biasa menisbatkan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat Nabi 

Muhammad SAW dengan sebutan Zaid ibn Muhammad. Dalam al-

Qur‟an, perilaku seperti itu tidak diperbolehkan sehingga dikritik al-

qurân (QS. al-Ahzâb: 4).
30

 Bahkan di dalam bahasa Arab kata ibn pula 

dapat mempunyai pengertian beraneka ragam, sesuai dengan kata yang 

mengikutinya, contohnya ibn jalâ (orang yang terkenal), ibnu bathnihi 

(orang yang pikirannya hanya pada masalah perut atau makan), ibn sabîl 

                                                           
30 Abdul Mustaqim, Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur‟an: Implikasi Maknanya 

dalam Konteks Qura‟anic Parenting Abdul, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 13, No. 1, 2015, hlm. 

282 
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(orang yang melakukan perjalanan jauh), ibn dzukâ‟ (waktu subuh), ibn 

laylâhâ (orang yang sedang memiliki masalah besar), dan lain-lain.
31

 

Dalam Ayat lainnya, 

ٍُ ٱ ب َٔ
َٕ ٱ َٝ  ُۡ جَُ٘ٞ ٣٘خَُ  ُۡ حِ ٱ صِّ ََٰٞ ذ٤َ ٤بَ ُذ  ٱ ُۡ جبَه٤ِّبَدُ ٱ َٝ  ٗۡ ذُ ٱ ُۡ ِِّذََٰ ٘ذَ  خ٤َۡشٌ  ُظَّ لاا  ػِّ َٓ خ٤َۡشٌ أ َٝ اثٗب  َٞ سَ ثِّي صَ  

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik 

pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 

harapan.” (QS. Al-Kahfi: 46) 

 

Ayat di atas menjelaskan peranan anak bagi orang tua, 

diibaratkan seperti perhiasan. Oleh sebab itu sudah selayaknya orang tua 

memuliakan anak-anaknya, seperti halnya ia menjaga dan merawat 

perhiasan/barang-barang berharga lain miliknya. Sehubungan dengan 

kata dengan ibn, al-qurân kadang juga menggunakan bentuk isim 

tashghir, sehingga kata ibn akan berubah menjadi bunayya, yang 

menunjukkan bahwa anak itu secara fisik memang masih kecil, dan dapat 

pula menunjukkan adanya hubungan kedekatan (al-iqtirâb). Panggilan yâ 

bunayya , (wahai anakku) misalnya, memberikan isyarat bahwa si anak 

yang dipanggil masih kecil dan adanya hubungan kedekatan (baca kasih 

sayang) antara orang tua dengan anaknya. Dalam al-quran, kata tersebut 

(Yâ bunayya ) terulang sampai 6 (enam) kali. seperti misalnya ketika 

Nabi Nuh memanggil anaknya agar ikut naik perahunya (QS. Hûd/11: 

42) dan ketika Luqmân al-Hakim menasehati anaknya, agar tidak syirik 

kepada Allah (QS. Luqmân/31 :13), serta ketika Nabi Ya‟qub menasehati 

anaknya, Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-

                                                           
31 Lois Ma‟lûf, al-Munjid. Beirut: Al-Mathba‟ah al-Katsolikiyah,t.th, hm. 48 
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saudaranya (QS. Yusuf/12:5). Memang begitulah mestinya hubungan 

orang tua dengan anaknya, yakni hubungan kedekatan, yang 

mengedepankan kasih sayang dan kelembutan, bukan hubungan yang 

mengedepankan kebencian dan kekerasan orang tua terhadap anaknya.
32

 

Menurut Shihab, kata bunayya adalah patron yang menggambarkan 

kemungilan, yang kata asalnya ibn yakni anak laki-laki. Pemungilan 

tersebut mengisyaratkan kasih sayang. Al-Maraghi mengatakan bahwa 

kata bunayya digunakan sebagai ungkapan kasih sayang yang sangat 

mendalam terhadap anak.
33

 Selain itu, kata bunayya juga digunakan 

sebagai isyarat bahwa mendidik haruslah didasari oleh rasa kasih sayang 

terhadap peserta didiknya.
34

 

Selanjutnya Quraisy Shihab secara lebih rinci menafsirkan 

bahwa bunayya adalah bentuk tashghir (perkecilan) dari kata ibni 

(anakku). Bentuk itu digunakan antara lain untuk menggambarkan kasih 

sayang, karena kasih sayang biasanya tercurah kepada anak apalagi yang 

masih kecil.
35

. Perintah langsung dari seorang ayah, perintah akan lebih 

mudah diterima oleh seorang anak apabila diawali dengan panggilan 

yang penuh kasih sayang. Panggilan yaa bunayya terhadap anak sebelum 

memberikan nasihat, akan mampu mengantarkan anak pada situasi 

psikologis yang sejuk, akrab, dan damai. Meskipun itu sebuah perintah, 

                                                           
32 Abdul Mustaqim, “Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur‟an: Implikasi Maknanya 

dalam Konteks Qura‟anic Parenting”, ..., hlm. 282 
33 Al-Maraghi, A. M. . Tafsir Al-Maraghi. Semarang: Toha Putra, 1992, hlm. 129 
34 Hamim, ”Konsep Pendidikan Anak Dalam Al-Qur`an Surat Lukman”, Jurnal Penelitian 

Keislaman, 2013, Vol. 9, No. 1, hlm. 120 
35 Muhammad Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2008, hlm. 397 
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sebuah larangan maupun sebuah teguran yang dianggap berat, tetapi 

seorang akan sangat mudah menerimanya, karena seorang ayah 

memerintahkannya, melarangnya maupun menegurnya di awali dengan 

penuh kasih sayang. Dalam hal ini, komunikasi antara anak dan ayah 

tersebut tidak akan menjadi benturan, yang ada hanya keharmonisan dan 

kemesraan dalam berkomunikasi antara ayah dan anaknya.
36

 Allah 

sebutkan dalam QS.. Luqmân /31: 13,  

ظُُٚ  َٞ ٣ؼَِّ ُٛ َٝ ُٖ ُِّجِّۡ٘ٚ  ََٰٔ ٍَ ُوُۡ إرِۡ هبَ ج٢ََُ٘ ُزَشُشىۡ ةَٝ َّٕ  للهَّ ٱ٣ََٰ ٌْ  ُشّشِىَ ٱ إِّ ِۡ ٌْ  ُظَُ   ػَظ٤ِّ

“Dan (ingatlah) ketika Luqmân berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar". 

 

 Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ayat-ayat tentang bunayya memberi isyarat bahwa pola mendidik yang 

diajarkan Islam didasari oleh rasa kasih sayang terhadap anak atau 

peserta didik. Konsep Ibn dalam Al-qur‟an menghasilkan prinsip kasih 

sayang dalam mendidik. Seorang ayah dengan penuh rasa cinta, tidak 

memanggil langsung anaknya dengan sebutan nama, tetapi memakai kata 

bunayya. Karena kata bunayya dalam Al-qur‟an digunakan sebagai 

panggilan yang sangat halus buat anak laki-laki yang paling kecil. Dari 

penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa ketika mendidik anak 

dalam keluarga maupun dalam pendidikan formal, harus dilandasi 

                                                           
36 Deni Tisnawan, “Interaksi antara Ayah dan Anak pada Konsep Ibn dalam Al-qur‟an 

dan Implikasinya  terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah”, Hayula: Indonesian Journal of 

Multidisciplinary Islamic Studies, P-ISSN: 2549-0761, E-ISSN: 2548-9860, Vol. 1, No. 2, Juli 

2017 DOI: doi.org/10.21009/hayula.001.2.02, hlm. 137 
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dengan penuh kasih sayang yang tulus, sesuai yang diajarkan dalam al-

quran,
37

maupun hadis. 

2. Derivasi Anak  

a. Ibn 

Berasal dari Banā-yabnī yang berarti membangun, menyusun, 

membuat pondasi, kata ibn berasal dari akar kata banawa atau banawun 

yang berarti (sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu) atau bisa juga berarti 

al-Walad ( seorang anak laki-laki) bentuk jama„ dari kata Ibn adalah 

abnāʼ dan bentuk tasgir nya adalah Bunayya (anakku), menurut al-

Ṣafahani kata Ibn diartikan sebagai “sesuatu yang dilahirkan karena 

bapaklah yang telah membuat anak dan Allah lah yang 

mewujudkannya.
38

 

Secara umum kata Ibn dalam al-Quran mengacu pada status 

anak, menurut al-Aṣfahani istilah abna lebih tepat disebut sebagai 

tahapan penyusunan organ-organ tubuh hingga anak dapat mencapai 

tingkat kesempurnaan atau kedewasaan, lafadz ini dipergunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara anak dengan ibu misalnya: melalui 

Maryam diberi amanah mengandung seorang pembawa risalah ketuhanan 

melalui tanggung jawab pemeliharaan isa dalam kandungan.39 

Pemeliharaan anak ketika berada dalam suasana kritis, menghadapi 

                                                           
37 Deni Tisnawan,” Interaksi antara Ayah dan Anak pada Konsep Ibn dalam Al-qur‟an 

dan Implikasinya terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah”, ..., hlm. 138 
38 Quraish Syihᾱb Ensiklopedia al-Quran kajian kosakata dan tafsīrnya (Jakarta:PT. 

Intermasa, 1997) hlm.144 
39  QS.Al-Baqarah/2:87 
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bencana dan kebutuhan dalam pembinaan dan dari bencana badai besar.
40

 

Pembinaan dan pendidikan keagamaan melalui kisah Luqmān.
41

 Nasihat 

Ya„qūb kepada anak-anaknya untuk teguh dalam 

keimanan.
42

Penyelamatan anak dari kecenderungan melanggar 

syariat.
43

Kata Ibn disebutkan sebanyak 35 kali dalam al-Qur‟an.
44

 

Didalam penggunaan kata Ibn dapat di sandarkan dengan kata lain dan 

memiliki arti lain seperti Ibn al-Sabil sebutan untuk orang yang 

bepergian dan merantau, Ibn al-Lail ( sebutan untuk orang mencuri) kata 

ibn dalam al-Quran disebutkan sebanyak 35 kali yang berbeda sesuai 

dengan konteks kalimatnya selebihnya kata Ibn disandarkan pada sebutan 

lain seperti Uzair Ibn Allah, Ibn al-Sabil, Ibn Ummi, Ibn dan Bunayya, 

Kata Ibn (al-Masih „Isa ibn Maryam) dalam surat ali „Imrān 3:45 

berkaitan dengan kisah maryam melahirkan anak tanpa seorang ayah, 

anak yang dilahirkan oleh Maryam yang bernama Isa adalah keturunan 

atau putra Maryam, oleh sebab itu, didalam al-Quran disebut dengan „Isa 

Ibn Maryam, ayat 45 surat ali „Imran ini menegaskan status Isa yaitu 

sebagai putra Maryam dan status kemanusiaannya, setiap kata Ibn yang 

diiringi oleh kata Isa dan Maryam menunjuk dan menegaskan status 

keturunan yaitu Isa putra Maryam.
45

 

                                                           
40 QS. Hūd/ 11:42 dan 45. 
41 QS. Luqmān/31: 13 
42 S. Al-Baqarah/21:133 
43 QS. Ibrāhīm/14:35 
44 Quraish Syihᾱb Ensiklopedia al-Quran Kajian Kosakata dan Tafsīrnya (Jakarta:PT. 

Intermasa, 1997) hlm.145 
45 Quraish Syihᾱb Ensiklopedia al-Quran Kajian Kosakata dan Tafsīrnya hlm.145 
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b. Gulam 

Dari segi bahasa kata Gulam berarti anak laki-laki dalam usia 

remaja menjelang dewasa, atau anak laki-laki sejak lahir sampai remaja, 

dengan demikian pengertian sosok seorang anak laki-laki yang baru 

tumbuh kumis, serta memiliki jiwa yang sangat labil, terutama dorongan 

biologis yang bergejolak, antara umur 15-20 tahun.
46

 Arti itu berbeda 

dengan arti kata walad yang mengacu pada semua anak baik anak laki-

laki ataupun anak perempuan baik besar maupun kecil.
47

 Pengertian kata 

Gulam dalam al-Quran dapat diklarifikasikan menjadi tiga: 

1) Seorang anak yang belum dewasa 

Yakni anak-anak yang tahap perkembangannya belum remaja, 

sehingga belum memiliki gejolak biologis terhadap lawan jenisnya 

dalam surat al-kahfi ayat 74 dan 82, dalam ayat tersebut dibicarakan 

bahwa ketika hamba Allah berjalan bersama Nabi Musa mereka 

menemukan seseorang gulam ( anak laki-laki yang masih kecil), lalu 

anak itu dibunuhnya, ditempat lain mereka membangun tembok yang 

hampir roboh milik dua orang gulam ( anak yang belum dewasa). 

2) Anak laki-laki yang dalam kondisi remaja 

Dalam surat Yusuf ayat 19 mengemukakan ketika Yusuf ditemukan 

oleh musafir , musafir itu berkata: ini Gulam (seorang anak muda) 

dalam kisah itu dikemukakan oleh para musafir bahwa Nabi Yusuf 

                                                           
46 Al-Raghib al-Ashfihani, Mu‟jam Mufradat…hlm. 376, Lihat Arabik Ali dan A. Zuhdi 

Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), hlm. 

1357 
47 Quraish Syihᾱb Ensiklopedia al-Quran Kajian Kosakata dan Tafsīrnya (Jakarta: PT. 

Intermasa, 1997) hlm.114 
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ketika telah remaja (muda belia) semuanya memiliki arti “ orang yang 

sedang bepergian tidak untuk berbuat maksiat (Maryam 19:8, dan 20) 

ayat tersebut memaparkan Zakariā yang pada usia lanjut merasa putus 

asa karena tidak akan mempunyai keturunan, sehingga ia berkata “ 

bagaimana mungkin saya akan mempunyai Gulam (bayi) padahal 

istriku adalah seorang yang mandul?, demikian juga halnya dengan 

Maryam yang menyangkal akan punya gulam (bayi) karena ia tidak 

pernah berhubungan badan dengan laki-laki.
48

 

c. Walad 

Walad asal kata walada-yalidu-wiladatan: melahirkan dan 

mengeluarkan, kata walad dalam al-Quran berarti anak laki-laki kata 

walad dengan segala derivasinya disebutkan sebanyak 102 kali dalam al-

Quran dengan makna-makna yang berbeda sesuai dengan bentuknya, 

walad anak laki-laki, jamaknya adalah aulad yang pengertian dan 

penggunaannya tidak berbeda dengan kata Ibn ( anak laki-laki).
49

 

Sebagaimana dalam surat al-Nisa ayat 176 yang berbunyi “Mereka 

meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi 

fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, 

dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka 

bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 

ditinggalkannya”. Sembilan ayat berikutnya dalam bentuk fi„īl, lima 

diantaranya dalam bentuk fi„īl yaitu walada /  wulida (melahirkan atau 
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  Quraish Syihᾱb Ensiklopedia al-Quran Kajian Kosakata dan Tafsīrnya , hlm.114 
49 Quraish Syihᾱb Ensiklopedia al-Quran Kajian Kosakata dan Tafsīrnya, hlm.1059 
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dilahirkan) terdapat dalam surat al-Ṣhaffᾱt ayat 152 (Allah melahirkan 

dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta) , al-Balad 

ayat 3, al-Mujadilah ayat 2, al-Maryam ayat 15 dan 33, sedangkan empat 

diantaranya dalam bentuk Muḍāri„ terdapat dalam surat al-Hūd ayat 72 

istrinya berkata: “sungguh mengeherankan,, apakah aku akan 

melahirkan seorang anak, padahal aku seorang wanita tua..”),semua 

kata walad tersebut berarti melahirkan atau dilahirkan ,Maulūd: yang 

dilahirkan/anak, terulang sebanyak tiga kali dalam al-Quran yaitu dalam 

surat al-Baqarah ayat 233 ( dua kali) , al-Luqmān ayat 33 ketiga kata 

tersebut mempunyai arti yang berbeda bergantung pada kata yang 

menyertai dibelakangnya seperti kata Maulūd yang berarti bapak/ayah 

dalam surat al-Baqarah 233 karena disertai dengan kata ُٚ sedangkan 

dalam surat Luqmān berarti anak karena tidak disertai oleh kata 

tersebut.
50

 

d. Ṣhabī  

Kata Ṣhabī terambil dari akar kata ة ص ٞ , secara khusus kata 

ini memiliki rentang waktu yaitu bayi yang pantas ditimang dalam usia 0-

2 tahun atau yang biasa disebut fase al-Raḍā„ah.
51

 menurut Ibnu Faris 

akar kata tersebut mengandung makna usia muda, kata Ṣabī terdapat pada 

dua tempat yaitu surat Maryam ayat 12 dan 29, penggunaan kata tersebut 

berkaitan dengan sifat-sifat keutamaan Nabi Yahya diantaranya sejak ia 

masih anak-anak ia sudah diberi hikmah, sedangkan dalam surat Maryam 
                                                           

50 Quraish Syihᾱb Ensiklopedia al-Quran kajian Kosakata dan Tafsīrnya, hlm.1059 
51 Santi Awaliah Konsep Anak Dalam al-Qur‟an Serta Implikasinya Terhadap 

Pendidikan Islam Dalam Keluarga, Jurnal, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2008) hlm. 96 
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29, kata itu berkaitan dengan pembelaan Nabi Isa terhadap ibunya ketika 

ibunya dituduh oleh kaumnya telah berbuat mesum sehingga melahirkan 

bayinya tanpa ayah, ia menunjuk anaknya yang masih bayi sehingga 

mereka berkata: “bagaimana kami akan berbicara kepada anak kecil 

yang masih didalam ayunan”?.
52

 

e. Dzurrīah 

Dari akar kata Dzarᾱ ini juga terambil kata Dzurrīah yang 

bermakna anak cucu atau keturunan.
53

 

f. Ṭifl 

Dalam kamus al-Munawwir diartikan dengan bayi atau anak 

kecil, secara bahasa tifl dapat dirumuskan lebih kurang antara umur 2 

tahun setelah menyusu secara penuh sampai dengan menjelang baligh. 

Dalam surat al-Nūr ayat 31 dan 59 surat al- hajj ayat 5. 

3. Anak adalah Anugerah yang Dipinta 

Dalam kamus populer bahasa Indonesia anugerah adalah ganjaran, 

dan karunia, sedangkan dalam Ensiklopedi Islam anugerah dalam bahasa 

arab yaitu wahaba diartikan dengan memberi. Secara etimologis kata 

wahaba pada mulanya digunakan sebagai lambang terhadap kegiatan 

memberi sesuatu kepada orang lain, tanpa tuntutan imbalan, orang yang 

memberi disebut (wᾱhib), orang yang menerima pemberian disebut 

(muttahib) dan sesuatu yang diberikan disebut (Mauhūb), jika seseorang 

                                                           
52 Quraish Syihᾱb Ensiklopedia al-Quran Kajian Kosakata dan Tafsīrnya, hlm.890 
53Ahmad Warson Munawir Kamus al-Munawwir (Surabaya:Pustaka Progresif,1997), 

hlm. 444 
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sering memberi sesuatu pada orang lain disebut (Wahhᾱb) oleh karena itu 

salah satu diantara nama Tuhan adalah Wahhᾱb (maha pemberi). 

Dalam al-Quran kata tersebut digunakan untuk menunjukan arti 

memberi tanpa ganti seperti dalam pemakaian sehari-hari, pemakaian 

wahaba dalam al-Quran juga mengahruskan adanya subjek (yang memberi) 

objek pertama (orang menerima) dan objek kedua (sesuatu yang diberikan). 

Penelitian terhadap ayat-ayat yang menggunakan kata wahaba dengan 

segala bentuk derivasinya menunjukan bahwa bila kata itu digunakan untuk 

menunjukan arti “ memberi” maka ia mengandung beberapa arti: Pertama: 

yang memberi itu hanya Allah, baik secara langsung seperti dalam surat 

Ibrahīm ayat 39, surat al-Anbiyᾱ ayat 90, surat al-An„ᾱm ayat 84, yang 

menyatakan bahwa Allah langsung menganugerahkan hikmah dan 

keturunan (Isma„il dan Ishaq) kepada Ibrahīm maupun secara tidak 

langsung seperti dalam surat al-Anbiyᾱ ayat 72 dimana Allah memberi 

keturunan kepada Maryam melalui Malaikat Jibril. Kedua, yang diberikan 

itu selalu yang bernilai besar, misalnya dalam surat al-Ankabūt ayat 27 

diberitahukan bahwa Allah memberi anak Yahya kepada Zakaria, dalam 

surat al-Syu„arᾱ ayat 83, Allah memberi hikmah kepada Ibrᾱhīm dan lain-

lain dan dalam surat Ṣᾱd ayat 35 Sulaimᾱn meminta agar Allah memberi 

kepadanya kerajaan yang tak pernah dimiliki oleh siapapun sesudahnya. 

Ketiga, bahwa yang menerima pemberian itu selalu orang-orang 

terhormat atau orang pilihan, seperti para nabi, orang mukmin yang saleh 

dan sebagainya, misalnya dalam surat al-Anbiyᾱ ayat 72 bahwa yang 
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menerima pemberian itu ialah Zakaria dan ayat 90 didalam surat yang sama, 

yang menerima pemberian Tuhan itu ialah Ibrᾱhīm. Dari semua ayat yang 

menggunakan kata wahaba dan yang seasal dengan itu, hanya sekali disebut 

yang tidak termasuk kepada ketiga butir diatas yaitu dalam surat al-Ahzᾱb 

ayat 50,maksud dari kata wahaba disini bukanlah Allah yang memberi, 

melainkan seorang wanita mukmin yang datang menyerahkan dirinya 

kepada Rasul SAW untuk dikawini, menurut riwayat Ibnu Sa„ad yang 

diterimanya dari Munir „Abdillah wanita yang menyerahkan dirinya itu 

bernama Ummu Syarik Ghazih Jabir Hakim ia menyerahkan dirinya agar 

dikawini oleh Rasul SAW, menurut riwayat ini, rasul menerimanya, Aisyah 

berkata: tidak baik seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki. 

Maka turun ayat yang diberi julukan mukminah kepada wanita tersebut. 

Disini terdapat perbedaan dengan kata ٝٛت dan اػط٠ yang juga 

berarti memberi, akan tetapi, penggunaan kata اػط٠ ini lebih luas dari kata 

 ,dapat digunakan untuk melambangkan arti memberi اػط٠ karena ٝٛت

dimana yang memberi itu ada kalanya Allah seperti dalam surat al-Ḍuhᾱ 

ayat 5 yang menjelaskan bahwa Allah lah yang akan memberi karunia nya 

kepada Nabi Muhammad dan adakalanya selain Allah dalam surat al-

Taubah ayat 58, disebut dalam konteks sikap orang munafik terhadap 

pemberian sedekah, jika kepada orang munafik itu diberi zakat, mereka 

senang, tetapi jika tidak diberi mereka langsung marah disini yang memberi 

dengan kata اػط٠ ialah orang mukmin, yang menerima orang munafik dan 

yang diberikan adalah zakat, dengan demikian dari segi arti kata wahaba 
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dan a„ṭᾱ adalah sama, tetapi dari segi penggunaannya dalam al-Quran 

terdapat perbedaan seperti disebut diatas.
54

 

Sebagaimana penjelasan makna anugerah diatas ketika dikaitkan 

dengan kata Anak maka memiliki arti bahwa anak adalah anugerah yang 

diberikan kepada orang tua, dan diberikan kepada orang pilihan, serta 

pemberian tersebut merupakan nilai yang sangat besar. Sebagaimana firman 

Allah dalam surat (Qs. Ibrahim/14: 39). 

٤ْغُ  َٔ َّٕ سَث٢َْ ُغََ اعِْذَبمُ اِ  َٝ  ََ ؼ٤ِْ َٔ ٌِجشَِ اعِْ ُْ ٛتََ ٢َُْ ػ٠ََِ ا َٝ ِ اُز١َِْ  ذُ لِلهَ ْٔ ُْذَ ػَبءَٓ ٱأَ   ُذ 

“Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di 

hari tua(ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-

benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa”. (QS. 

Ibrāhim/14: 39) 

 

Bimbingan dan pendidikan dari orang tua kepada anak bisa optimal 

dengan pengajaran dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang 

diterima oleh anak dalam hubungannya dengan orang tuanya, karena orang 

tua yang paling mengetahui karakter anaknya perkembangan emosi positif 

sangat penting dalam perkembangan jiwa anak dan perkembangan itu sangat 

dipengaruhi oleh peran orang tua.
55

 Kehadiran anak memiliki dua sasaran 

dalam menyikapinya yaitu, Hablum minallah dan Hablum minannᾱs dalam 

kehadiran anak ini menjadi sasaran dalam bentuk syukur kita kepada Allah 

SWT dan memohon bimbingan dan harapan agar anak ini menjadi saleh dan 

salehah, sedangkan hablum minannaᾱs ini adalah sebagai bentuk 

                                                           
54 Quraish Syihab Ensiklopedia al-Qur‟an kajian kosakata dan tafsirnya (Jakarta: PT 

Intermasa, 1997) hlm. 1047-1048 
55 Chairinniza Graha keberhasilan anak ditangan orang tua ( Jakarta: Pt Elex Media 

Komputindo Gramedia 2007) cet. I hlm. 18 
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mengabarkan keberadaan anak kita untuk mengimplementasikan rasa 

bahagia kita yang merupakan anjuran agama dan sekaligus sebagai bentuk 

berbagi secara sosial.
56

  Berbeda hal nya jika seseorang yang mengalami 

kemandulan, dalam tafsir Sya„rāwī dijelaskan bahwa jika seseorang tersebut 

menilai hal itu sebagai pemberian dari Allah maka dia akan menyatakan 

pada diri dan orang disekitarnya tentang kerelaannya, karena mensyukuri 

pemberian keturunan biasanya diungkapkan oleh pemuda yang terlambat 

dapat momongan, apalagi mereka yang telah berusia lanjut, Ibrᾱhīm berkata 

ذُ  ْٔ ُْذَ ِ  أَ ٛتََ  اُز١َِْ  لِلهَ ٌِجشَِ  ػ٠ََِ ٢َُْ  َٝ ُْ ا  segala puji bagi Allah yang telah 

menganugerahkan kepadaku dihari tuaku”.  makna dari kata tersebut bahwa 

Ibrᾱhīm memperoleh „Ismᾱ„īl dan Ishᾱq ketika usia sudah lanjut, kata ػ٠ََِ 

membuktikan bahwa kuasa Allah lebih berperan walaupun usia telah tua, 

ayat ini ditutup dengan ِٕ٤ْغُ  سَث٢َ ا َٔ ػَبءَٓ  ُغََ ٱُذ   Atas do‟a yang dipintanya pada 

ayat 37. Hamka dalam tafsirnya juga menafsirkan bahwa dipujinya Allah 

dengan sepenuh-penuh puji, karena selalu mengaharapkan keturunan yang 

akan menyambung cita-citanya, agar ajaran yang diberikan Tuhan itu putus 

sehingga dia saja, ada hendaknya anak dan keturunan yang akan 

menyambung setelah sepeninggalnya.
57

 

Hal ini serupa dengan penafsiran departemen agama bahwa 

Ibrahim memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yaitu, mengabulkan 

doa-doanya seperti menjadikan tanah Mekah disekitarnya sebagai tanah 

                                                           
56 Abd al-Munʾīm Ibrᾱhīm Mendidik Anak Perempuan (Jakarta:Gema Insani Press, 2005) 

cet. I, hlm. 90 
57 Syekh Muhammad Mutawalli al- Sya„rāwī Tafsīr al- Sya„rāwī khawāṭiri ḥaula al- 

Qurʼān al-kaīm , penerj Zainal Arifin (Kairo: Akhbar al-Yaum,1991) jilid 7 cet. 1, hlm. 357 
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haram, menjadikan dia dan sebagian keturunanya orang saleh bahkan 

mengangkat dua orang putranya Ismail dan Ishaq menjadi Nabi dan Rasul, 

apa yang dirasakan ini dapat dimaklumi, betapa bahagianya ia dan 

keluarganya setelah berusaha dengan keras.
58

  Menurut Wahbah bahwa 

Nabi Ibrahim sebenarnya ingin memohon kepada Allah agar menolong dan 

memerhatikan istrinya setelah dirinya meninggal kelak, namun ia tidak 

menyatakan maksud nya secara eksplisit, tetapi ia mengatakan “ya Tuhanku, 

sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran 

kami” ini merupakan do‟a untuk istri dan putranya dalam bentuk ungkapan 

isyarat tidak langsung, adapun fiqih kehidupan dalam ayat ini adalah 

pensyariatan berdo‟a untuk diri sendiri, keturunan, dan negeri tempat 

tinggal, bahkan seyogyanya setiap orang yang berdoa hendaknya berdoa 

untuk diri sendiri, kedua orang tua dan keturunan.  Maragi menjelaskan 

bahwa Ibrahim memohon kepada Allah agar dianugerahi anak dengan 

doanya.  اٌصبٌذ١ٓ ِٓ ٌٝ ٘ت عة  “Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku 

(seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh”. (QS. al-Ṣaffāt/37: 

100). Sebagaimana Zakaria memohon kepada Allah agar diberinya 

keturunan yang baik, terdapat dalam surat Āli „Imrān /3:38.10 Nabi 

Muhammad SAW, juga mendo‟akan kepada pelayannya yang mana beliau 

berdo‟a “Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, dan berkahilah pada 

apa yang engkau anugerahkan kepadanya”. 
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4. Pengertian Orang Tua 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) orang tua adalah 

ayah ibu kandung, orang tua yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan 

sebagainya dan dihormati) yang merupakan guru atau contoh utama untuk 

anak-anaknya karena orang tua yang menginterpretasikan tentang dunia dan 

masyarakat pada anak-anaknya.
59

  Orang tua yang shaleh merupakan contoh 

suriteladan yang baik bagi perkembangan jiwa anak yang sedang tumbuh, 

karena pengaruh mereka sangat besar sekali dalam pendidikan anak, apabila 

orang tua sudah berakhlak baik, taat kepada Allah dan menjalankan syariat 

islam dan berjuang sepenuhnya dijalan Allah serta memiliki jiwa sosial , 

maka dalam diri anak pun akan terbentuk dan tumbuh ketaatan pula dan 

mengikuti apa yang telah dicontohkan orang tuanya dalam perilaku mereka 

sehari-hari.
60

  Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, 

اُذُِ  َٞ ُْ ِٝ ادْلظَُْٚ ا ُْجبَةَ أَ ُِيَ ا ْٕ شِئْذَ كأَضَِغْ رَا ِ ُْجََّ٘خِ كئَ اةِ ا َٞ عَظُ أثَْ ْٝ أَ  

“Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-

siakan pintu itu, atau kalian bisa menjaganya”. (HR. Ahmad 

28276, Turmudzi 2022, Ibn Majah 3794, dan dihasankan Syuaib al-

Arnauth).  

Hadist diatas menjelaskan bahwa jika kita memelihara orang tua 

dengan ikhlas dan tulus maka pintu syurga akan kita masuki, sebaliknya jika 

kita tidak memperdulikannya, maka pintu surga akan tertutup rapat untuk 

kita. Rasulullah SAW bersabda, “keridhaan Allah terletak pada Ridha 

                                                           
59 Ika Istiani Pengaruh peran Orang Tua dan spiritual terhadap kekerasan remaja di 

SMP Negeri 2 Rembang Kabupaten Purbalingga (Purwokerto:UMP Fakultas Ilmu 
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orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada murka orang tua” .karena 

itulah jika kita mampu untuk memelihara dan mengasuh orang tua kita 

seperti mereka mengasuh kita sejak kecil maka Allah akan memberikan 

Ridha-nya kepada kita, jika tidak maka Allah akan memurkai kita 

seandainya kita durhaka kepada kedua orang tua.
61

 

Keberadaan orang tua dan anak disitulah terbentuk sebuah 

keluarga, yang merupakan suatu hubungan yang mempunyai pertalian darah 

dan ikatan emosional tertentu yang mendasari seseorang untuk saling 

berbagi dan memahami.
62

  Menurut Said Ishaq Hosseini Kohsari , keluarga 

merupakan sebuah pondasi dan institusi yang paling dicintai dalam islam 

sedangkan menurut Hamzah Yaʾqub adalah persekutuan hidup berdasarkan 

perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku dari orang tua 

yang melahirkan anak-anaknya, menurut pandangan islam keluarga adalah 

batu bata pertama untuk membangun istana muslim, dan untuk merupakan 

madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim 

yang mampu meninggikan kalimat Allah dimuka bumi.  

5. Harapan Mendapatkan Anak Yang Menjadi Penyenang Hati. 

ِْ٘بَ  اجْؼَ َٝ  ٍٖ حَ أػ٤َُْ ٣زَِ٘بَ هشَُّ رُسِّ َٝ اجِ٘بَ  َٝ ْٖ أصَْ ِٓ بَ َٛتْ َُ٘بَ  َٕ سَثَّ٘ ْٞ ُُ ْٞ َٖ ٣وَُ اَُّز٣ِْ بَٝ آ ب َٓ َٖ اِ َّ٘و٤ِْ ُٔ ِْ ُِ  

“Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah 

kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai 

penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-

orang yang bertakwa”.(Qs. Al- Furqān/ 25:74). 
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Dalam tafsīr al-Azhᾱr surat al-Furqān ayat 74 disebutkan 

bahwa„Ibᾱd alrahmᾱn itu senantiasa bermohon kepada Tuhannya agar istri-

istri mereka dan anak-anak mereka dijadikan buah hati permainan mata, 

obat jerih pelerai demam, menghilangkan segala luka dalam jiwa, penawar 

segala kekecewaan hati dalam hidup.
63

 Menurutnya inti kekayaan adalah 

putera-putera yang berbakti dan berhasil dalam hidupnya, yang akan 

menjadi obat hati diwaktu tenaga telah lemah, apakah hasil itu? Dia berilmu 

dan beriman, dia beragama dan dia pun dapat menempuh hidup dalam 

segala kesulitannya, dan setelah ia dewasa dapat tegak sendiri dalam rumah 

tangganya, inilah anak yang akan menyambung keturunan, dan inilah 

bahagia yang tidak ada habis-habisnya maka seorang ayah akan tenang 

menutup mata jika ajal sampai.
64

Itulah dia „Ibād al-rahmān orang-orang 

yang telah menyediakan jiwa raganya menjadi hamba Allah dan bangga 

dengan penghambaan itu, mukanya selalu tenang dan sikapnya yang lemah 

lembut.
65

 

Menurut penafsiran Wahbah dijelaskan Nabi Zakaria berusia 

seratus tahun dan istrinya pun dalam kaedaan mandul
66

, keadaan istrinya 

yang mandul itu saja sudah cukup sebagai alasan untuk menolak 

permohonannya, meskipun begitu, Zakaria tetap memohon kepada Allah 

agar dikaruniai anak dan berseru kepada Allah dengan seruan yang 
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perlahan, yang menggambarkan kehinaan, ketundukan dan kepatuhan.
67

 

Mutawalli al-Sya„rāwī menjelaskan dalam tafsirnya sebab keinginan 

Zakaria memiliki anak dilatar belakangi ketika Maryam mengatakan kepada 

Zakaria (paman Maryam) bahwa rezeki yang ada padanya datang dari 

Tuhan sebagai pemberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dari sisi 

keimanan kembali menyentuh hatinya yang paling dalam yang 

menyebabkannya berkata kepada dirinya sendiri: “bagaimana kalau saya 

memohon kepada Tuhan agar mengabulkan keinginanku” apabila Zakaria 

berkata demikian jelas dia percaya bahwa apa yang terjadi pada Maryam 

adalah datang dari Allah, adapun bukti lain atas kepercayaannya, bahwa dia 

melihat berbagai jenis rezeki yang ada di mihrab Maryam pada musim 

panas dan sebaliknya disamping itu terdapat makanan yang sangat langka 

diperoleh didaerah Maryam tinggal, semua itu terjadi di Mihrabnya.
68

 Dia 

pun berdoa ketika di Mihrab  تْ ا٘  ة  عا  ٌِ ِِ بءِ ػا اٌض   غُ ِّ ؿا  ها َّٔ اِ  خ  جا ١  طا  خ  ٠َّ ع  طُ  ها ْٔ ضُ ٌا  ْٓ ٝ  ‘‟ ya 

Tuhanku berilah saya disisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya 

engkau maha pendengar doa” perlu diperhatikan disini bahwa 

permintaannya akan seorang anak tidak sama dengan apa yang di minta oleh 

manusia biasa, dia meminta keturunan yang baik sebagai bukti bahwa dia 

mengetahui dan melihat banyak keturunan yang tidak baik, sebagaimana 

doa Zakaria pada ayat yang lain dalam al-Quran yang akan mewarisi saya 
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dan mewarisi sebagian keluarga Yaʾqub (Qs.Maryam/19:6).
69

 Do‟a Zakaria 

ini merupakan penjabaran baik yaitu menjadi pewaris kenabian , norma , 

etika, dan manhaj dijalan Allah, dia meminta keturunan yang baik untuk 

misi dan tujuan yang besar. Maksud dari Kata  تْ ا٘  ة  عا  ٌِ ْٝ  ya Tuhanku berilah 

saya, yaitu meminta sesuatu tanpa imbalan, dia mengakui bahwa dia tidak 

memilki unsur-unsur yang membuatnya mempunyai keturunan karena dia 

mempunyai istri yang sudah tua dan wanita yang mandul, pemberian Tuhan 

kepadanya merupakan sebuah ٛجخ , dari penjelasan ini ada hal yang penting 

yang harus dipahami yaitu tidak selamanya kelengkapan unsur akibat 

menjadi satu kemutlakan bagi seseorang untuk memiliki seorang anak, pada 

akhirnya kekuasaan Allah lah yang paling mutlak dan menentukan 

segalanya.
70

 

  

 

 Artinya: 

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan 

apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan 

kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak 

lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia 

menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada 

siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa 

yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi 

Maha Kuasa” ( Qs. al-Syūra /42 : 49-50). 
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Maraghi menegaskan bahwa Zakaria berharap agar ia mempunyai 

anak Saleh seperti Maryam, sebagai karunia dan kemurahan dari sisinya, 

melihat anak-anak yang cerdas, tampaknya sangat memikat hati orang-orang 

yang melihatnya, dan membuat mereka berharap agar mereka dikaruniai 

anak seperti mereka (anak-anak yang cerdas tersebut).
71

 Dalam tafsir 

Kemenag dijelaskan bahwa keinginan mereka agar anak cucu keturunan nya 

menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa bukanlah karena ingin 

kedudukan yang tinggi atau kekuasaan mutlak, tetapi semata-mata karena 

keinginan yang tulus dan ikhlas agar penduduk dunia ini dipenuhi orang-

orang yang beriman dan bertakwa, juga bertujuan, agar anak cucu mereka 

melanjutkan perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran, dengan 

demikian, walaupun mereka sendiri telah mati, tetapi mereka tetap 

menerima pahala perjuangan anak cucu mereka.
72

 Sebagai penutup dari doa 

itu, ia memohon lagi kepada Allah agar dia dijadikan imam daripada orang-

orang yang bertakwa, setelah berdoa kepada Allah agar istri dan anak 

menjadi buah hati, permainan mata karena takwa kepada Allah maka ayah 

atau suami sebagai penanggung jawab menuntun istri dan anak menempuh 

jalan itu, dia mendoakan dirinya sendiri agar menjadi imam berjalan dimuka 

sekali menuntun mereka menuju jalan Allah SWT.
73

 Al-Asy‟ats Qais 

berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW bersama rombongan Kindah, 

beliau bertanya kepadaku “Apakah kamu mempunyai anak? “aku menjawab 
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“ada, anak saya baru lahir ketika saya pergi menuju kepadamu, aku ingin 

kalau saja anak itu digantikan dengan makanan yang mengenyangkan 

kaumku”. Rasulullah SAW bersabda “jangan berkata demikian, diantara 

mereka ada penyejuk mata dan pahala jika mereka meninggal, karena 

sesungguhnya mereka menjadi sebab kekhawatiran dan kesedihan.
74

 

6. Anak adalah Amanah
75

 

Amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia 

baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain maupun hak Allah SWT, 

pengertian kata amanah disesuaikan dengan konteksnya dalam al-Quran 

yang memuat kata itu, amanah dikaitkan dengan larangan menyembunyikan 

keberanian kesaksian atau keharusan memberikan kesaksian yang benar 

(Qs.al-Baqarah/2:283, kedua, kata amanah dikaitkan dengan keadilan atau 

pelaksanaan hukum secara adil (Qs.al-Nisāʼ/4:58), kata amanah dikaitkan 

dengan sifat khianat (Qs. al-Anfāl/8:27). Kata amanah jika dikaitkan dengan 

sifat manusia yang mampu memelihara kemantapan (stabil) rohaninya, tidak 

berkeluh kesah bila ditimpa musibah dan tidak melampaui batas jika 

tertimpa kesenangan (Qs.al-Ma„ārij/70.32). Amanah adalah sesuatu yang 

diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki kemampuan untuk 

mengembannya namun dengan kemampuaannya itu ia juga bisa 

menyalahgunakan amanah tersebut artinya, dari penyerahan amanah kepada 
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manusia adalah Allah percaya bahwa manusia mampu mengemban amanah 

tersebut sesuai dengan keinginan Allah.
76

 

Dari semua penjelasan mengenai makna amanah diatas, sudah jelas 

bahwa ketika Allah memberikan seorang anak kepada orang tua maka 

disitulah tanggung jawab orang tua untuk menjaga sebuah amanah dari 

Allah, mendidik dan merawatnya dengan baik serta mampu memberikan 

perhiasan yang sangat berharga bagi kehidupan di dunia maupun kelak di 

akhirat, karena titipan tentu harus dipertanggungjawabkan dihadapan yang 

memilikinya, dalam diri anak terdapat dua hal yang akan mempengaruhi 

kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, satu sisi anak akan membawa 

kita menuju kebahagiaan jika kita mampu mengasuh, mendidik dan 

merawat sebagai titipan Allah, disisi lain anak juga dapat membawa kita 

kepada kemurkaan Allah, jika kita tidak mampu merawat dan memelihara 

titipan Allah tersebut dengan baik.
77

 

دُٛبَ  ْٞ هُ َٝ ا  ٌُْ ٗبَسا أ٤ََِْٛ َٝ  ْ ٌُ اْ أَٗلغَُ ُٓٞ ُ٘ٞاْ ه َٓ ءَا َٖ ذِجَبسَحُ  ٱَٝ  ُ٘بطُ ٱ٣أ٣ََُٜبَاُز٣َِْ خٌ  ػ٤ََِْٜبَ ُۡ ٌَ ئَ ََِٰ  ؿَلَاظٌ  َٓ

ْٞ  شَذَادٌ  َٕ لا٣َؼَْظُ ْٝ شُ َٓ ب٣اؤْ َٓ  َٕ ْٞ ٣لَْؼَُِ َٝ  ْْ شَُٛ َٓ ب أَ َٓ َٕ الله   

Artinya:  

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan " ( 

QS. Al-Tahrīm/ 66:6). 

 

Keluarga adalah orang yang paling butuh perhatian, penjagaan, 

pembinaan, dan pendidikan,seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan 
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anak, maka orangtua harus memperhatikan perkembangan potensi anak, 

karena pendidikan adalah basic need bagi setiap manusia, baik pendidikan 

formal maupun non formal.
78

 Menurut penafsiran Wahbah bahwa Allah 

SWT memerintahkan kepada kaum mukminin agar memelihara diri dan 

keluarga mereka dari api neraka dengan amal perbuatan mereka, dan 

memelihara keluarga mereka dari neraka dengan nasihat, didikan, 

bimbingan, tuntunan, dan pengajaran, hal ini menuntut konsistensi dan 

komitmen total kepada hukum-hukum syara„ baik yang berupa perintah 

maupun larangan, mendorong dan memerintahkan anak dan istri untuk 

menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan serta terus memantau, 

mengawasi mereka.
79

 Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwa diantara cara 

menyelamatkan diri dari api neraka dengan shalat dan sabar, karena neraka 

itu dijaga oleh malaikat yang keras dan kasar, yang pemimpinnya berjumlah 

sembilan belas malaikat, mereka diberi kewenangan mengadakan 

penyiksaan didalam neraka, mereka adalah para malaikat yang tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan nya dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkannya.
80

 Namun menurut Maragi 

mengajarkan kepada keluargamu perbuatan yang dengannya mereka dapat 
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menjaga diri mereka dari api neraka, dan hendaklah membawa mereka 

kepada yang demikian ini dengan nasihat dan pengajaran.
81

 

Menurut Hamka yang bermula diperingatkan agar memelihara diri 

sendiri lebih dahulu, setelah itu memelihara istri dan anak-anaknya, maka 

hendaklah perangai dan perilakunya dapat menjadi contoh bagi anak dan 

istrinya, dapatlah hendaknya dia menjadi kemegahan dan kebanggaan bagi 

keluarga.
82

 Sebagaimana anak adalah amanah yang harus dijaga meski 

dalam kondisi apapun. 

7. Anak Sebagai Sumber Rezeki 

Nasihat dan peringatan terhadap orang tua agar tidak membunuh 

anak karena miskin. 

 ُٖ لَامٍٍۗ ٗذَْ ْٓ ْْ خَش٤َْخَ اِ ًُ لَادَ ْٝ ا اَ ْٓٞ لَا روَْزُُِ اَٝ ج٤ِْشا ًَ َٕ خِطْـأًب  ب ًَ  ْْ َّٕ هزََُِْٜ ٍْْۗ اِ ًُ ا٣َِّب َٝ  ْْ ٗشَْصُهُُٜ  

Artinya  

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 

kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka 

dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah 

suatu dosa yang besar”(QS.al-Isrā„/17:31).
83

 

Hamka menjelaskan pada ayat ini diingatkan jangan membunuh 

anak karena takut miskin, anak tidak terbelanjai, karena perbuatan yang 

demikian itu hanya terjadi pada orang jahiliah yang kepercayaan nya kepada 

Allah sangatlah tipis, sedangkan lanjutan ayat ini Allah berkata: “kamilah 
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yang memberi rezeki kamu dan kepada mereka”,itu sebabnya maka 

pegangan hidup yang pertama ialah percaya kepada Allah.
84

 

Bagi pendidikan anak sendiripun sangat berbahaya jika 

orangtuanya membayangkan bahwa kedatangannya kedunia ini hanyalah 

semata-mata akan memberati hidupnya, sampai sekarang masih terdapat 

bangsa yang miskin menjual anaknya karena tidak terberi makan, dan ada 

yang meracuni jiwa anak sendiri dengan memberikan didikan yang salah 

karena mengharapkan jaminan hidup, orang yang menyerahkan anaknya 

masuk sekolah kristen, karena pengaruh pendidikan kolonial yang 

mengajarkan bahwa hidup yang teratur ialah meniru hidup orang barat.
85

 

Disini, Hamka menegaskan bahwa larangan membunuh anak sejak masa 

kandungan sampai orang tua kecuali dengan hak, yaitu mencabut nyawa 

seseorang hanya boleh apabila ada hak hakim buat membunuhnya karena 

dia merugikan masyarakat, tegasnya karena ia telah salah memakai hak 

hidup yang diberikan tuhan kepadanya.
86

 

Menurut Mutawalli al-Sya„rāwī kata pembunuhan dalam ayat ini 

berarti usaha yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa kehidupan 

seseorang, ia juga berarti mematikannya, akan tetapi antara keduanya 

terdapat perbedaan yang harus diperhatikan, membunuh adalah 

menghilangkan kehidupan seseorang dengan merusak struktur fisik, 

sedangkan kematian adalah suatu proses yang dimulai dengan berpisahnya 
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nyawa dari raga, kemudian terjadilah pembunuhan pada fisik itu, jadi, 

kematian disebut untuk hilangnya secara alami, oleh sebab itu didalam 

syari‟at tidak dinyatakan dosa besar atas orang yang mati secara alami, akan 

tetapi yang membunuh dirinya sendiri itulah yang dinyatakan dosa besar.
87

 

Adapun kata ّاُٝذ dalam ayat bahasa ini menurut Sya„rāwī digunakan untuk 

laki-laki dan perempuan, akan tetapi yang masyhur dalam pengamatan 

sejarah bahwa mereka hanya mengubur hidup-hidup anak perempuan tidak 

anak laki-laki.
88

 di dalam al-Quran disebutkan “ Apabila bayi-bayi 

perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia 

dibunuh” (QS.al-Takwīr /81: 8-9). Kamilah yang akan memberi rizki 

kepada mereka dalam ayat ini terdapat isyarat halus yang harus kita 

perhatikan dan pahami agar kita dapat memberikan jawaban kepada musuh-

musuh islam yang menyebarkan isu bahwa didalam al-Quran terdapat 

kontradiksi, Allah mengatakan disini, سش١خ ئٍِك pada saat ayat ini turun, 

kefakiran belum terjadi akan tetapi dimasa akan datang hal itu mungkin 

terjadi, orang yang membunuh anaknya dalam keadaan ini bukan khawatir 

akan rezekinya, akan tetapi khawatir akan rezeki anaknya dimasa 

mendatang, oleh sebab itu, urutan pertama yang disebutkan dalam ayat ini 

adalah ُٔذٓ ٔغػلى, hal ini disebabkan karena seorang anak dilahirkan bersama 
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rezekinya , maka janganlah kalian khawatir akan masalah ini, karena rezeki 

bukanlah urusan kalian.
89

 

Rezeki anak-anak tersebut didahulukan atas rezeki kalian, dapat 

juga dipahami dengan makna, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian 

karena takut miskin karena kami telah memberi kalian rezeki dengan 

melalui kehadiran mereka, ayat utama ini tidak kontradiksi dan bukan 

pengulangan dengan ayat yang berbunyi: janganlah kamu mempersekutukan 

sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapak dan 

janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami 

akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, (QS. al-An-„ām ayat 

151), pada ayat ini disebutkan bahwa kami akan memberi rezeki kepada 

kalian dan kepada mereka, dan diakhir ayat ini dijelaskan bahwa “karena 

kemiskinan”, sedangkan dalam surat al-Isrᾱʼ ayat 31 ini dijelaskan karena 

“takut kemiskinan”, dan dalam ayat ini (kami akan memberi rezeki 

kepadamu dan kepada mereka) sedangkan dalam surat al-Isrāʼ (kami akan 

memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu) perbedaannya 

dikarenakan dalam surat al-IsrāʼAllah berbicara kepada orang-orang kaya, 

untuk memahami al-Quran diperlukan dzauq            ( insting berbahasa) 

semua ayat memiliki makna yang sempurna sesuai dengan konteksnya 

masing-masing, meskipun kedua ayat nampak sama secara sepintas akan 

tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan makna yang besar. Lalu yang 

perlu diperhatikan dalam ayat ini yaitu, bahwa larangan ditujukan kepada 
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orang banyak dalam bentuk jama„ sebagaimana telah dikatakan sebelumnya 

bahwa apabila jamak dihadapkan dengan perintah berbentuk jamak maka 

perintah tersebut mencakup masing-masing indvidunya, hal ini berarti, 

janganlah setiap orang dari kalian membunuh setiap anak kalian.
90

 Kata 

dosa disini sama seperti kesalahan yang menunjuk kepada sesuatu yang 

menyalahi kebenaran akan tetapi kesalahan itu sendiri terkadang dilakukan 

karena kamu tidak mengetahui yang benar dan terkadang kamu sudah 

mengetahuinya namun kau tetap melakukannya.
91

 

Menurut Maraghi didahulukan penyebutannya dikarenakan sebagai 

suatu isyarat bahwa Allah menjadikan hamba-hambanya menjadi penyebab 

untuk memperoleh rizki jadi tidak seperti yang diangan-angankan oleh 

sebagian orang yang kemudian tidak mau lagi bekerja karena alasan suatu 

keraguan tentang jaminan Allah atas rizki mereka.
92

 Menurut Hamka dapat 

kita ketahui yang menjadi sebab turun ayat ini ialah kebiasaan buruk orang-

orang arab jahiliah membunuh anak perempuannya karena anak perempuan 

tidak mendatangkan keuntungan tidak dapat menolong ayah bundanya 

dalam mencari penghidupan, bahkan sampai kepada zaman sekarang pun 

masih ada orang yang merasa mendapat bala jika mendapat anak perempuan 

dan bangga mendapat anak laki-laki
93

, menurutnya kepercayaan orang Arab 

sama dengan kepercayaan orang Tionghoa, mendasarkan keluarga kepada 
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perbapaan, sebab itu mereka lebih suka anak laki-laki.
94

 Seperti kepercayaan 

orang Thionghoa berbeda halnya dengan apa yang terjadi di Minangkabau 

dinegerinya berkeluarga, mereka lebih suka anak perempuan, zaman 

sekarang banyak yang beranggapan bahwa anak adalah beban berat, orang-

orang miskin ada yang menjual anak, orang-orang kaya ada yang 

mengadakan operasi pada rahim untuk mencegah agar tidak mendapatkan 

anak, maka al-Quran memberikan ajaran budi agar seluruh manusia dalam 

segala zaman tidak membunuh anak karena takut miskin, karena kesukaran 

hidup dapat diatasi. 

Perhatikanlah ayat ini kembali, bersama ayat sebelumnya ayat ini 

melarang membunuh anak karena takut miskin, sesudah ayat 25 sampai 30 

yang menuntun orang-orang yang mampu membantu yang miskin, tersebab 

ayat ini timbulah pendapat-pendapat Ulama tentang membatasi kelahiran 

atau keluarga berencana
95

,tidak ada Ulama islam yang memperbolehkan 

membunuh anak, Ulama mujtahid pun berpendapat bahwa menggugurkan 

anak dalam kandungan yang bernyawa sama halnya dengan membunuh.
96

 

Disini, dapatlah direnungkan betapa nilai hidup menurut agama suatu nyawa 

                                                           
94 Hamka, Tafsīr al-Azhār, hlm.56 
95 KB (Keluarga Berencana) atau Family Planning yang dalam bahasa arab disebut 
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96 Hamka, Tafsīr al-Azhār hlm.56 



50 

 

 

yang wajib dipelihara, ada kehidupan maka ada rezeki, dari ayat ini 

dinyatakan larangan pembunuhan anak dengan cara lain, akan tetapi 

sebenarnya sama, yaitu takut kemiskinan, tidak memberikan pendidikan 

agama kepada anaknya walaupun jasmani anak itu disenangkan, dizaman 

modern ini banyak orang tua yang menyerahkan anaknya bersekolah yang 

didirikan oleh agama lain, yang memang sengaja hendak menarik anak 

keluar dari agama islam yang dipeluk orang tuanya  dan masuk keagama 

yang diempu di sekolahnya, banyak diluar sana yang orang tuanya islam 

namun anaknya murtad, dengan perlainan agama, putuslah pertalian dunia 

dan akhirat serta tidak waris mewarisi, anak yang sudah lain agamanya 

sudah boleh dihitung mati.
97

 

Menurut Wahbah Informasi tentang rezeki untuk anak-anak disini 

didahulukan karena konteksnya, Allah berbicara kepada orang-orang kaya 

dan menyebutkan perhatian terhadap rezeki mereka, ayat ini menunjukan 

bahwa Allah lebih menyayangi hamba-hambanya dibanding seorang ayah 

kepada anaknya sendiri, karena Allah melarang orang tua membunuh 

anaknya, sebagaimana Allah juga menetapkan bahwa para orang tua 

memberi waris untuk anak-anaknya, sedangkan orang jahiliah terdahulu 

tidak memberi waris untuk anak-anak perempuan mereka.
98

 Dalam tafsir 

Kemenag disamping itu dapat dikatakan bahwa tindakan membunuh anak 

karena takut kelaparan adalah berburuk sangka kepada Allah, bila tindakan 
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itu dilakukan karena takut malu, maka tindakan itu bertentangan dengan 

nilai-nilai kemanusiaan karena mengarah pada upaya menghancurkan 

kesinambungan eksistensi umat manusia di dunia, selain mengungkapkan 

kebiasaan jahat yang dilakukan oleh orang-orang Arab dimasa jahiliah, ayat 

ini juga mengungkapkan tabi‟at mereka yang sangat bakhil.
99

 

“Abdullah Ibn Mas„ud bercerita “aku bertanya “Wahai 

Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, “kamu 

membuat tandingan bagi Allah padahal ia telah menciptakanmu, aku 

bertanya lagi, lalu apalagi? Beliau menjawab “kamu membunuh anakmu 

karena takut dia akan makan bersamamu”, aku bertanya lagi, lalu apalagi? 

“ beliau menjawab, “kamu berzina dengan istri tetanggamu”.( HR. Bukhari 

dan Muslim). 

Dari Zaid Ibn Wahab dari „Abdillah ia berkata “ Rasulullah SAW 

menuturkan kepada kami dan beliau adalah al-Ṣadiq al-Masdūq (orang 

yang benar lagi dibenarkan perkataannya), beliau bersabda “sesungguhnya 

seorang dari kalian dikumpulkan penciptaanya dalam perut ibunya selama 

40 hari dalam bentuk nuṭfah (bersatunya sperma dengan ovum), kemudian 

menjadi „alaqah (segumpal darah) seperti itu pula kemudian menjadi 

muḍgah (segumpal daging) seperti itu pula kemudian seorang Malaikat 

diutus kepadanya untuk meniupkan ruh didalamnya dan diperintahkan 

untuk menulis empat hal, yaitu menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya dan 

celaka atau bahagianya, maka tidak ada Tuhan yang berhak disembah 

selain Allah, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan 

amalan ahli syurga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya 

tinggal sehasta tetapi catatan (takdir) mendahuluinya lalu ia beramal 

dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya, dan 

sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli 

neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal 

sehasta, tetapi catatan (takdir) mendahuluinya lalu ia beramal dengan 

amalan ahlu surga maka dengan itu ia memasukinya.
100

  

Untuk konteks sekarang ini harus dipahami dengan mengarahkan 

para orang tua untuk berkeyakinan bahwa banyak anak agar tidak dipahami 
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secara kuantitas, melainkan kualitas anak harus didahulukan, banyak rezeki 

harus dipahami dengan memposisikan anak sebagai lahan investasi jangka 

panjang, dengan begitu menurut Lutfi Nur Cahyono bukan banyak anak 

banyak rezeki melainkan kualitas yang dimiliki oleh anak sebagai motivasi 

untuk meraih rezeki.
101

 Jika dikaitkan pada zaman sekarang ini, 

sebagaimana pernyataan Lutfi Nur Cahyono yang mana kualitas anak harus 

didahulukan oleh karena itu permasalahan anak sangat diperhatikan, dalam 

kasus ini, salah satu cara yang dibentuk oleh pemerintah ialah meluncurkan 

program Kb (keluagra berencana) bertujuan Untuk menekan pertumbuhan 

jumlah penduduk, Indonesia seharusnya mencontoh negaranegara maju, 

dengan semboyan “ dua anak cukup”,pada tahun 2016, Monique Soesman 

dari Rutgers WFP Indonesia mengatakan, “pendidikan program KB yang 

mencakup kesehatan reproduksi dan seksualitas kepada remaja di Indonesia 

masih sangat kurang. Akibatnya, banyak remaja yang mengalami masalah 

reproduksi dan seksualitas. “Banyak remaja yang melahirkan karena banyak 

remaja menikah dengan umur di bawah 18 tahun. Kematian ibu dan bayi 

jadi tinggi,” Menurut Monique, program KB yang inklusif kepada remaja 

dapat mencegah kehamilan tidak diinginkan dan membantu perempuan 

mengatur jarak keluarga.
102
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8. Mencintai Anak Adalah Gharizah 

Gharizah terbagi atas tiga macam yaitu naluri mempertahankan 

diri, naluri melestarikan seksual dan naluri beragama.
103

 Menurut Eddy 

Soetrisno dalam kamus besar Bahasa Indonesia gharizah adalah naluri dan 

insting.
104

 

َٖ اُِّ٘غَبۤءِ  ِٓ دِ  َٰٞ َٜ َٖ َُِِّ٘بطِ دُت  اُشَّ َِ  ص٣ُِّ ُْخ٤َْ ا َٝ خِ  ُْلضَِّ ا َٝ َٖ اُزَّٛتَِ  ِٓ ْ٘طَشَحِ  وَ ُٔ ُْ ُْوَ٘بَط٤ِْشِ ا ا َٝ  َٖ ُْج٤َِْ٘ ا َٝ
ةِ  بَٰ َٔ ُْ ُٖ ا ٙٗ دُغْ ْ٘ذَ ُ ػِ

اّللهَٰ َٝ ٤ْٗبَ ٍۗ ٞحِ اُذ  ُْذ٤ََٰ زبَعُ ا َٓ ُيَِ  ُْذَشْسِ ٍۗ رَٰ ا َٝ  ِّ ؼَب ْٗ الْاَ َٝ خِ  َٓ َّٞ غَ ُٔ ُْ  ا
Artinya 

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 

apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta 

yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-

binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 

dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik 

(surga)”.(QS.Āli „imrān/3 :14)
105

 

 

Sedangkan syahwat adalah keinginan-keinginan yang 

menimbulkan selera yang menarik nafsu untuk menyukainya, menurut 

Sya„rāwī syahwat ialah kecenderungan diri yang kuat untuk melakukan 

suatu perbuatan, apabila diperhatikan lebih cermat, kecenderungan itu 

berguna untuk melanjutkan keberadaan manusia didalam kehidupan ini, 

namun bila ternyata kecenderungan ini melebihi tujuannya, maka dia akan 

binasa.
106

 Dalam tafsir Kemenag kata  ٓا  adalah Fi„il Mᾱḍī (kata kerja telah ػ٠ُا

lalu) dalam bentuk Majhūl (bentuk pasif) artinya “ dihiaskan”, arti bahasa 

dalam permulaan ayat ini ialah “ dihiaskan kepada manusia rasa suka 

kepada hal-hal yang diinginkan berupa perempuan, anak, harta benda yang 
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banyak berupa emas, perak, kuda yang bagus , binatang ternak, dan sawah 

serta ladang, siapakah yang menghiaskan kepada manusia sehingga ia 

menjadi suka kepada hal-hal tersebut? Dalam hal ini, di kalangan para 

Ulama ada dua pendapat: pertama yang menjadikan manusia yang suka 

kepada wanita, anak dan harta adalah setan karena pada akhir ayat ini bahwa 

disisi Allah adalah tempat kembali yang baik, yaitu surga yang jauh lebih 

baik dari harta di dunia.
107

 

Adapun Pendapat yang kedua yaitu, yang menjadikan manusia 

suka kepada wanita, anak harta adalah Allah, juga untuk menguji 

kemampuan orang-orang mukmin mengendalikan perasaan suka dan 

cintanya itu, tidak berlebih-lebihan melainkan wajar dan tetap mengikuti 

ketentuan agama dan aturan-aturan syariat yang benar, pendapat kedua 

inilah yang disetujui oleh -Jumhur Ulama.
108

 Perempuan (istri) dalam ayat 

ini mencintai istri disebutkan lebih dahulu daripada mencintai anak-anak 

walaupun cinta pada istri itu dapat luntur namun cinta pada anak-anak tidak, 

karena cinta pada anak jarang sekali berlebih-lebihan seperti halnya 

mencintai perempuan, kedua: anak laki-laki atau perempuan, cinta kepada 

anak adalah fitrah manusia, karena anak merupakan penerus keturunan dari 

generasi ke generasi.
109
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Setelah syahwat kepada wanita lalu disebutkan daya tarik terhadap 

anakanak, sedangkan harta benda disebutkan pada urutan ketiga, karena 

kecintaan manusia kepada anak lebih dominan daripada kecintaannya 

kepada harta, sehingga dia berani menebus anak nya dengan harta 

melimpah, sekiranya manusia disuruh memilih antara kehilangan anak 

dengan kehilangan harta tentu dia akan memilih kehilangan harta, sebab 

cinta terhadap anak merupakan naluri yang lebih dahulu daripada kecintaan 

kepada harta, dan pada ayat ini diakhiri dengan “ itulah kesenangan hidup di 

dunia dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik (Surga)”, dengan kata 

lain, itulah beberapa macam syahwat yang merupakan kesenangan dan 

perhiasan kehidupan dunia yang pasti akan berakhir, dan disisi Allah lah 

tempat kembali dan pahala bagi orang yang bertakwa dan taat kepadanya.
110

 

Menurut syaikh Wahbah dalam tafsirnya al-Munīr di dalam ayat 

ini, al-Quran mengungkapkan hal-hal yang diingini dengan menggunakan 

kata al- Syahwᾱt yang berarti keinginan atau kecintaan itu sendiri, hal ini 

termasuk Mubalaghah atau penekanan bahwa hal-hal tersebut adalah hal-hal 

yang sangat diinginkan dan disenangi.
111

 Hamka menjelaskan dalam ayat ini 

disebutkan kata al-Banīn kesukaan karena ingin mempunyai anak, terutama 

anak laki-laki, yang membedakan syahwat wanita dengan anak ialah , jika 

syahwat pada wanita pada kulitnya karena syahwat kelamin atau 

bersetubuh, sedangkan pada batinnya ialah karena kerinduan mendapat 
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keturunan, menurut Hamka dalam ayat ini sudah jelas bahwa Tuhan adil 

karena pada pertama disebutkan bahwa laki-laki menginginkan perempuan 

tetapi pada yang kedua diterangkan bahwa laki-laki menginginkan anak 

laki-laki, disini tidak disebut menginginkan anak perempuan, karena yang 

akan menginginkannya bukan lagi ayahnya, tetapi ibunya, namun 

Rasulullah saw sangat menyayangi anakanak perempuannya, Fatimah al-

Zahra, Ummu Kultsum dan Ruqaiyah.
112

 

Menurut Mutawalli al-Sya„rᾱwī bahwa dalam ayat ini tidak 

menggunakan kata al-Banāt karena anak laki-laki lah yang selalu 

diharapkan untuk mengokohkan serta membuat harum nama keluarga, anak 

laki-laki dianggap tidak akan mendatangkan aib bagi keluarganya, Sya„rāwī 

mengatakan“jadi, jika ternyata Allah ingin menjauhkan kita dari keburukan 

semua ini mengapa Allah masih menciptakannya”?, menurut Sya„rᾱwī 

adalah selama Allah telah mengatakan Zuyyina dan menjadikannya dalam 

bentuk pasif (yaitu tidak menyebutkan subjek pelaku dari kata kerja ini), 

maka siapakah yang akan menghiasi dunia?. 

Mungkin kunci kelemahan orang lain adalah harta atau hewan 

ternak, mungkin saja ia tidak terpancing nafsunya ketika melihat wanita atau 

emas yang berlimpah ruah, namun dia sangat mencintai anak-anaknya, 

sehingga cinta butanya inilah yang akan menjadi kunci kelemahannya. 
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Menurut Maragi faktor-faktor penyebab mencintai anak laki-laki lebih kuat 

daripada mencintai anak perempuan karena : 

a. Anak laki-laki merupakan tulang punggung keturunan yang berkait 

dengan dirinya, karena anak lelaki selalu diharapkan yakni 

kelanggengan nama dan menjadi buah bibir orang banyak yang tetap 

lestari. 

b. Ketika anak sudah dewasa dapat menjadi tempat bergantung ketika 

orang tua mencapai usia lanjut. 

c. Yang diharapkan pada anak laki-laki ialah kemuliaan yang tidak 

terdapat pada anak perempuan, seperti penguasaan disiplin ilmu, 

pekerjaan, kepemimpinan. 

d. Pendapat yang beranggapan bahwa wanita jika sudah menikah akan 

berpisah dengan keluarganya dan berkumpul dengan keluarga lain.
113

 

Allah menjadikan fitrah manusia mencintai wanita dan anak -anak, 

karena itulah pemuda pada awal-awal kehidupannya merasa kesulitan, 

karena harus membentuk dirinya dan masa depannya, ia harus mampu 

membuka pintu rumah yang didalamnya ia menjadi seorang suami dan 

menjadi seorang bapak, apabila ia diberi rizki setelah merasakan kesusahan 

dan kesulitan maka ia menikah, lalu ingin mendapatkan keturunan, maka 

bertambahlah perhatiannya kepada istrinya dan rakus akan keselamatan nya 

                                                           
113 Ahmad Mustafa al-Maraghi Tafsir al-maraghi (Semarang:PT.CV Toha putra ,1993) 

jilid 3 ,cet 2, hlm.191 
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atas keselamatan karena anak yang dikandungnya.
114

 Dari penjelasan diatas 

penulis menyimpulkan bahwa anak adalah anak adalah anugerah yang 

sangat diharapkan oleh orang tua, sebagai amanah maka anak dan keluarga 

harus dijaga agar tidak terjerumus kedalam api neraka, janganlah kalian 

takut akan kemiskinan dan beranggapan bahwa karena anak lah yang dapat 

menyebabkan kemiskinan tersebut, manusia dihiasi untuk mencintai anak 

dengan cintanya yang disertai dengan syahwat, namun sebagaimana yang 

telah kita ketahui bahwa anak memiliki pengaruh buruk yang dapat 

menjerumuskan orang tuanya kedalam api neraka, berikut akan penulis 

paparkan. 

9. Anak sebagai Perhiasan Dunia 

Kehadiran anak ini adalah sebagai perhiasan yang sangat indah 

karena itu harus diperlakukan dengan cara yang baik-baik dan indah sesuai 

dengan petunjuk dan tuntunan agama. 

لاا  َٓ خ٤ْشٌ أ َٝ اثاب  َٞ ْ٘ذَ سَثيَِ صَ ُِذَبدُ خ٤َْشٌ ػِ ُْجبَه٤ِبَدُ اُظَب ا َٝ ٤ْٗبَ  ُْذ٤َبَحِاُذ َٕ ص٣ِْ٘خََ ا ْٞ ُْجَُ٘ ا َٝ  ٍُ ب َٔ ُْ  أ

Artinya 

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amalanamalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya 

di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS.al-

Kahfi/18:46).
115

 

 

Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwa ayat ini mengabarkan 

kepada kita bahwa anak itu adalah perhiasan yang harus dijadikan jalan bagi 

kita untuk melakukan amal sholeh yang akan mengantarkan kita kepada 
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ridha Allah, jika tidak mampu diperlakukan dengan cara yang tidak baik 

layaknya sebagai sebuah perhiasan yang tidak mampu mengundang pahala 

dan ridha Allah maka kehadiran anak ini tentu saja akan berubah menjadi 

cobaan.
116

 Allah menjelaskan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di 

Dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat 

memperhatikan keduanya, banyak harta dan anak dapat memberikan 

kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memilikinya, 

harta dan anak dapat menjadikan seseorang Takabur dan merendahkan 

orang lain, Allah menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan hidup 

duniawi bukan perhiasan dan bekal untuk ukhrawi, padahal manusia sudah 

menyadari bahwa keduanya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan 

bahan kesombongan. Berbeda dengan penjelasan sebelumnya dalam tafsir 

surat alī „Imrān ayat 14 yang menjelaskan bahwa anak lebih berharga dari 

harta sedangkan dalam urutan ayat ini, harta didahulukan daripada anak 

padahal anak lebih dekat kehati manusia, karena nya harta sebagai perhiasan 

lebih sempurna daripada anak, harta dapat menolong orang tua dan anak 

setiap waktu dengan harta kelangsungan hidup keturunan dapat terjamin, 

kebutuhan manusia terhadap harta lebih besar daripada kebutuhannya 

terhadap anak. Kemudian Allah Swt menjelaskan bahwa yang patut 

dibanggakan hanyalah amal kebajikan yang buahnya dirasakan oleh 

manusia sepanjang zaman sampai akhirat, amal kebajikan lebih baik 

pahalanya disisi Allah daripada harta dan anakanak yang jauh dari petunjuk 
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Allah dan tentu menjadi pembela dan pemberi syafaat bagi orang yang 

memilikinya dihari akhirat kelak ketika harta dan anak tidak lagi 

bermanfaat.
117

 

Menurut Maraghi dengan demikian karena keperluan terhadap 

harta lebih dirasakan dari pada kebutuhan kepada anak-anak, menuruttnya 

harta merupakan sebuah perhiasan meskipun tidak mempunyai anak, dan 

bukan sebaliknya, karena orang yang mempunyai anak sedang dia tidak 

mempunyai harta maka orang itu berada dalam kesengsaraan dan 

kemelaratan.
118

 

Menurut „Abd al-Baṣīṭ „abd al-„Azīz beliau mengibaratkan jika 

seseorang yang memiliki anak dia akan berhias dengan nya, bayangkan 

seandainya anda sebagai tuan rumah yang akan kedatangan tamu dan anda 

memiliki 10 anak lakilaki yang muda belia mengelilingi anda disamping 

kanan, kiri tengah dan belakang maka anda akan mendapatkan sesuatu yang 

sangat berharga dari perhiasan dunia ini, tapi disana ada yang lebih baik dari 

semuanya itu.
119

 Dikuatkan dalam tafsir al-Sya„rᾱwī bahwasanya anak tidak 

akan diperoleh kecuali dengan harta karena anak diperoleh dari pernikahan 

dan nafkah untuk istri, kata perhiasan bukan merupakan kebutuhan primer, 

                                                           
117 Departemen agama RI al-Quran dan Tafsirnya (Jakarta: Departemen agama RI,2006) 

jilid 5,cet I, hlm. 617 
118 Ahmad mustafa al-Maraghi Tafsir al-Maraghi (PT.CV Toha Putra Semarang ,1993), 
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ia hanya sekedar pelengkap, menurutnya permasalahan anak terkadang 

mencekik leher sebagian orang tua.
120

 

Menurut Hamka dalam tafsir al-azhar dijelaskan pada akhir ayat 

ini rayuan yang sangat indah sekali, Allah memberi peringatan bahwa harta 

dan anak benda itu memang perhiasan namun perhiasan itu sangat terbatas 

waktunya.
121

 Wahbah menambahkan dalam tafsrinya bahwa perumpamaan 

dalam ayat ini menunjukan betapa cepatnya dunia menghilang dan 

mengalami kehancuran, adapun amal-amal saleh yang kekal berupa ketaatan 

kepada Allah maka pahalanya lebih baik daripada harta yang berlimpah dan 

anak banyak.
122

 

10. Anak sebagai Fitnah 

Fitnah secara etimologi menurut bahasa adalah berasal dari 

perkataan fatanta firdhatu wa adz-Dzahab jadi maksdunya Adzabtahumᾱ 

binnᾱri artinya engkau telah melelehkan emas atau perak itu dengan api 

guna membedakan yang buruk dari yang bagus ,sedangkan makna umum 

kata fitnah secara terminologi adalah ujian, ternyata ada hubungan nya 

antara fitnah secara bahasa dan istilah, lafadz fitnah, , secara bahasa, fitnah 

berarti memperlihatkan asal dari barang tambang, secara terminologi fitnah 

yaitu memperlihatkan asal hakikat dan derajat keimanan kepada Allah 

SWT. Al-Quran menggunakan kata fitnah dengan arti kezaliman dalam 
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surat al-Burūj ayat 10, al-Baqarah ayat 191, al-Quran menggunakan kata 

ini dengan pengertian membakar orang-orang yang berdosa di neraka, 

dalam surat Adz-Dzāriāt ayat 13 kata fitnah dengan arti siksaan atau 

hukuman misalnya digunakan dalam surat al-Anfāl ayat 25 dinyatakan 

bahwa kaum Mu„mīn bertanggung jawab atas terpeliharanya akhlak sosial 

sehingga tidak turun siksaan Tuhan kalau siksaan itu tiba, ia akan menimpa 

bukan hanya orang-orang yang zalim saja tetapi merata kepada semuanya. 

Kata Fitnah dengan arti cobaan atau ujian terhadap keimanan bagi 

orangorang beriman pada umumnya, bermacam wujudnya, diantaranya 

cobaan atau ujian terhadap keimanan bagi orang-orang beriman pada 

umumnya, bermacam wujudnya, diantaranya: 

a. Anak dan harta dalam surat al-Taghābūn ayat 15 dan surat al-anfāl 

ayat 28 karena anak dan harta yang dimiliki dapat menjauhkan 

pemiliknya dari sifat taqwa. 

b. Kebaikan dan keburukan, kebaikan berupa: kesehatan, kekayaan 

kepandaian dan sebagainya, ataupun penderitaan karena kemiskinan, 

penyakit dan tekanan, semuanya merupakan cobaan keimanan yang 

terdapat dalam surat al-Anbiyāʼ ayat 35 dan al-Nahl ayat 110. 

c. Ilmu sihir dalam surat al-Baqarah ayat 102 dan yang sejenis dengan 

itu karena ilmu sihir dapat menyengsarakan orang lain dan 

menjatuhkan diri kedalam kekafiran. 

d. Kezaliman dan kekacauan yang mengancam kaum Mu„mīn dalam 

surat al-Baqarah ayat 193, bahkan al-Quran menegaskan bahwa 
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kezaliman dan kekacauan keburukannya melebihi pembunuhan dalam 

surat al-Baqarah ayat 217. 

e.  Godaan dan pengaruh-pengaruh luar yang dapat mengarahkan orang 

untuk mengikuti hawa nafsu dan bertindak melanggar ketentuan Allah 

dalam surat al-Māidah ayat 48-49.
123

 

Sedangkan dalam kamus populer Bahasa Indonesia bermakna 

penghinaan, menghinakan dan memburukkan nama orang
124

, berdasarkan 

pemaparan kata fitnah diatas jika dikaitkan kata fitnah dengan kata anak 

maka yang dimaksud ialah ujian atau cobaan . 

ٙٓ أجَْشٌ ػَعِ  اَللهُ ػِ٘ذَ َٝ ْْ كزَِْ٘خ ًُ ذَُ َُٰ ْٝ أَ َٝ  ْْ ٌُ ُُ َ َٰٞ ْٓ بٓ أَ َٔ   ٌّ یإَِّٗ

Artinya: 

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan 

(bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (Qs. al-

Taghᾱbūn/ 64: 15).
125

 

 

Dalam tafsir Kemenag Allah menerangkan bahwa cinta terhadap 

harta dan anak hanyalah cobaan jika tidak berhati-hati akan mendatangkan 

bencana, tidak sedikit orang karena cintanya yang berlebihan kepada harta 

dan anaknya berani melanggar ketentuan agama,dalam ayat ini harta 
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didahulukan dari anak karena bencana harta itu lebih besar dalam ayat ini , 

ayat lain memiliki makna serupa dalam surat al-anfāl ayat 28.
126

 Menurut 

wahbah Sesungguhnya harta dan anak tidak lain hanyalah ujian dan cobaan, 

terkadang yang mungkin mendorong kalian melakukan hal yang haram, 

tidak menunaikan hak Allah SWT., dan melakukan perbuatan dosa.
127

 

Fitnah anak juga dapat memalingkan atau menyibukkan menjadi 

penghalang seseorang dari mengingat dan mengerjakan amal taat kepada 

Allah, seperti yang digambarkan oleh Allah tentang orang munafik sehingga 

ia menghindarkan orang-orang beriman dari kecenderungan
128

 ini dalam 

firman nya; 

بَ   أ٣َٜٓ  َٖ ٱ٣ََٰ ُ٘ٞاْ  َُّز٣ِ َٓ ْۡ  لَا  آ ٌُ ِٜ ِۡ ْ رُ ٌُ ُُ ََٰٞ ۡٓ ُِيَ كأَُ أَ َْ رَا ْٖ ٣لَْؼَ َٓ َٝ شِاَللهِ  ًْ ْٖ رِ ْۡ ػَ ًُ ذُ ََُٰ ۡٝ ٥َ أَ ُْ ئِ َٝ يَ ُٛ

 َٕ ْٝ ُْخَغِشُ  ا
 

Artinya: 

“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu 

melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat 

demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi”.(QS.al-

Munāfiqūn/ 63:9). 

Dalam penafsirannya Wahbah mengutip penafsiran al-Rāzi yang 

mengatakan bahwa ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil untuk menyibukan 

diri dengan amalanamalan sunnah lebih utama daripada menikah, karena 

amalan sunnah mendatangkan pahala yang besar sedangkan menikah 

mendatangkan anak dan mengharuskan kebutuhan kepada harta, namun 
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menurut Wahbah jika seseorang dalam kondisi stabil (tidak ada hasrat yang 

hebat untuk menikah) jelas bahwa. 

          ٌْ ْ٘ذَُٙ أجْشٌػَظ٤ِْ َٕ اللهَ ػِ أ َٝ ْْ كِزْ٘خٌَ   ًُ لَادُ ْٝ أَ َٝ  ْْ ٌُ اُُ َٞ ْٓ ب أَ َٔ ٞاأََّٗ ُٔ اػَِْ َٝ  
Artinya: 

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah 

sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang 

besar” (QS. al-Anfᾱl /8:28).
129

 

Menikah dapat membantu untuk mencapai taqwa dan kesucian 

diri
130

 dan diantara hal yang dapat menghapus fitnah anak adalah ibadah 

puasa, shalat mengajak kepada kebenaran dan melarang suatu 

kemungkaran.
131

 Dikuatkan oleh pendapat Maragi yang mengatakan bahwa 

Fitnah anak muncul dari berbagai arah diantaranya: karunia Allah berupa 

anak terkadang membuat manusia menjadi angkuh dan tidak mensyukuri 

nikmat Allah yang diberikan kepadanya.
132

 

Pada ayat ini, harta benda didahulukan atas anak-anak karena harta 

benda merupakan fitnah paling besar, namun bagi orang yang mencintai dan 

mentaatinya diatas kecintaan dan ketaatan kepada anak-anaknya.
133

 Namun 

menurut Hamka bahwa seharusnya anak lebih dulu disebutkan dari pada 

harta , karena betapapun kaya, berlimpah-limpah harta benda jika anak tidak 

ada hidup terasa masih kosong tetapi kalau anak telah ada kita pun giat 
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mencari harta, dan jika anak dan harta telah ada , timbullah kebanggaan 

hidup disini mulai datang fitnah artinya cobaan, orang bisa lupa kepada 

pemberi nikmat karena terpukau kepada nikmat itu sendiri, “buah hati 

pengarang jantung” demikian ungkapan pepatah bangsa kita tentang anak, 

lantaran anak ,orang bisa jadi pengecut, takut berjuang, takut mati, takut 

tampil untuk mengerjakan pekerjaan besar, sebab anak mengikat kaki, 

menimbulkan bakhil tidak mau berkorban, tidak mau membantu sesama, 

tetapi anakpun kerap membawa duka cita, setelah anak-anak itu jadi besar. 

Dalam tafsir Sya„rawi dijelaskan bahwa fitnah sebagaimana diketahui tidak 

dapat dihina atau dipuji kecuali setelah melihat hasilnya, seseorang dipuji 

bila berhasil dalam ujian dan dicela bila gagal, Pada awal ayat ini 

merupakan peringatan yang sangat tegas, berhati-hatilah kamu agar jangan 

gagal dalam menempuh ujian.
134

 

Menurut Amirullah Syarbini Musibah adalah sesuatu (baik 

kesusahan maupun kemudahan) yang dapat menjauhkan kita dari Allah 

sedangkan nikmat adalah sesuatu (baik kesusahan maupun kemudahan)yang 

bisa mendekatkan kita kepada Allah, jika diuji dengan kesusahan kita 

menjadi semakin jauh dari Allah (menyikapi dengan rasa putus asa dan 

berburuk sangka)maka kita gagal menghadapi ujian tersebut sehingga 

menjadi musibah, tetapi jika ujian (kesusahan) kita semakin dekat dengan 

Allah dan menyikapi nya dengan berbaik sangka evaluasi diri, bertaubat dan 
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memperbaiki diri maka kita sukses menghadapi ujian itu sehingga menjadi 

nikmat.
135

 

11. Anak bisa sebagai Musuh 

Musuh dalam bahasa keagamaan adalah musuh kaum muslim 

yakni nonmuslim atau kaum kuffār , sehingga memerangi mereka berarti 

menegakkan agama islam, musuh dalam arti kedua adalah musuh 

kenegaraan atau musuh politik dalam arti musuh negara islam madinah, 

siapa saja islam maupun non islam yang berusaha melawan kepemimpinan 

negara berarti harus diperangi, pengertian ini jelas konteksnya adalah 

kenegaraan
136

, dalam kamus populer bahasa indonesia musuh ialah seteru, 

lawan (memusuhi), melawan sebagai musuh (permusuhan), keadaan 

bermusuhan.
137

 Musuh dalam bahasa Arab adalah ٚػضBerasal dari kata kerja 

„adᾱ-ya„dū menurut Ibn al-Fāris kata ini mengandung arti melampaui batas 

kewajaran atau jauh dari akar kata ini terbentuklah Kata „Aduwun yang 

berarti musuh, karena orang yang bermusuhan berjauhan hatinya pikiran 

dan fisiknya, ia pun telah mengambil sikap yang melampaui batas-batas 

kewajaran yang dikarenakan didalam etika pergaulan.
138

 Terdiri dari dua 

kata, kata „Adūw dan kata lakum kata „Adūw yang artinya musuh atau 

lawan, dari fi„il „adᾱ-ya„dī - „adwan wa „adᾱwanan wa   udwᾱnan yang 

berarti memusuhi membenci dan berbuat zalim, kata ػذ ٝ ٌُْ     pada ayat 14 
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berarti musuh bagi kamu. Dalam tafsir Kemenag dijelaskan maksudnya 

sebagian para istri dan anakanak bagaikan musuh, karena kadang-kadang 

mereka dapat memalingkan para suami atau para ayah dari tuntunan agama 

atau menuntut sesuatu yang berada diluar kemampuan sehingga akhirnya 

suami atau ayah itu melakukan pelanggaran.
139

 Sedangkkan menurut 

Wahbah anak dan istri adalah sebagai penghambat dalam menjalankan 

kebaikan dan amal-amak saleh yang bermanfaat diakhirat kelak, sebab dan 

latar belakang turunnya ayat ini adalah sejumlah orang dari penduduk 

Makkah masuk islam dan ingin berhijrah, namun istri-istri dan anak-anak 

mereka menghalang-halangi mereka untuk pergi berhijrah, Allah pun 

memerintahkan mereka untuk berhati-hati terhadap istri-istri dan anak-anak 

mereka itu, jangan sampai mereka menuruti semua kemauan para istri dan 

anak-anak- anak tersebut.
140

 Istri dan anak adakalanya membawa bahaya 

kehidupan keagamaan yang berimbas pada kehidupan yang ukhrawi dan 

adakalanya bahaya fisik yang berhubungan dengan keduniawian. 

Menurutnya Permusuhan ini biasanya tidak terjadi kecuali sebab kekafiran 

dan menghalang-halangi dari beriman, para istri dan anak bukanlah para 

musuh pada sisi dzatnya, tetapi mereka adalah musuh karena sikap dan 

perbuatan mereka, jadi yang menjadi musuh bukanlah diri mereka, akan 

                                                           
139 Departemen agama RI Al-Quran dan Tafsīrnya (Jakarta:Departemen Agama,2006) 
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tetapi sikap dan perbuatan mereka, namun jika seorang istri dan anak 

melakukan perbuatan seperti musuh maka ia adalah musuh.
141

 

Sedangkan Maragi dalam tafsirnya bahwa anak-anak dan istri-istri 

itu adalah musuh bagi bapak-bapak mereka dan suami-suami mereka yang 

mengahalangi mereka dari ketaatan dan memalingkan mereka dari 

penunaian dakwah yang mengandung pengangkatan urusan agama dan 

peninggian kalimahnya. Permusuhan ini, permusuhan duniawi dan 

mengatakan “ sesungguhnya istriistri dan anak-anak itu terkadang 

mengganggu, menyengsarakan dan menyulitkan para suami dan para bapak 

mereka. Bila permusuhan ukhrawi yang dimaksudkan adalah permusuhan 

dunia, maka permusuhan itu adalah permusuhan hakiki antara mereka dan 

mempunyai bekas-bekasnya yang duniawi pula, kemudian Allah 

menunjukan kepada mereka agar memaafkan sebagian kesalahan itu.
142

 

Dalam Tafsīr al-Azhᾱr hasil dari sikap anak dan istri merupakan suatu 

musuh yang menghambat cita-cita seorang Mu‟min sebagai suami atau 

sebagai ayah, contoh dari isteri yang jadi musuh suami akan kita temukan 

kelak pada hari akhir surat al Tahrīm yaitu isteri-isteri dari dua orang Nabi, 

Nabi Nuh dan Nabi Luth : lain sikap suami mereka lain pula pekerjaan 

mereka, contoh permusuhan dari pihak anak bertemu pula pada Nabi Nuh 

ketika salah seorang dari anaknya tidak suka ikut beliau menaiki bahtera 

yang telah disediakan sehingga anak itu turut tenggelam. Sebab itu, si anak 
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sudah dianggap orang lain, bukan keluarga lagi, sikap isteri dan anak-anak 

yang demikian samalah dengan memusuhi, tetapi karena mereka bukanlah 

musuh yang harus ditentang dihadapi, Allah pun memberikan bimbingan 

bagaimana cara menghadapi mereka, pertama: hendaklah memberi maaf 

saja , kedua: anggap saja seolah itu telah habis dan janganlah berputus asa , 

bimbinglah mereka dengan lapang dada, moga-moga mereka akan tunduk 

juga akhirnya kelak, sebab suami atau ayahnya menghadapi mereka dengan 

bijaksana, jika mereka terlanjur berbuat tantangan tetapi akhirnya mereka 

tunduk dan patuh, maka kesalahan mereka yang telah lalu hendaklah 

diampuni.
143

 

Dan Allah disisnya lah pahala yang besar, begitulah halusnya 

didikan yang diberikan oleh ayat, orang tidak lah langsung ditegur karena 

mencintai harta benda dan anak keturunan, akan tetapi hanya diberi 

peringatan. Terkadang menjerumuskan kepada perbuatan maksiat perbuatan 

haram yang dilarang oleh agama, karena rasa cinta dan sayang kepada istri 

dan anaknya agar keduanya hidup mewah dan senang, seorang suami atau 

ayah tidak segan berbuat yang dilarang oleh agama oleh karena itu ia harus 

hati-hati terhadap anak dan istrinya. 

Dalam hadis Nabi “bukanlah musuh engkau yang jika engkau 

bunuh dia adalah kemenangan buat engkau dan jika engkauh yang 

dibunuhnya engkau masuk syurga, tetapi, yang mungkin akan jadi musuh 

besar mu ialah anakmu yang keluar dari sulbi mu sendiri, kemudian yang 
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akan menjadi musuhmu paling besar ialah harta benda yang engkau miliki 

sendiri” (HR. al-Ṭabrāni dari Abū Mᾱlik al- asyʾarī). Adapun dari 

penjelasan anak ini, bukanlah berarti mencegah orang ragu-ragu mengurus 

harta benda dan anak-anaknya melainkan menyuruh berhati-hati karena 

yang dituju ialah hidup yang diridhai oleh Allah. 
144

 

 ۡـ رَ َٝ رظَۡلذَُٞاْ  َٝ إِٕ رؼَۡلُٞاْ  َٝ َّٕ ِ َّ ٱلشُِٝاْ كئَ ٌْ  ؿَلُٞس   للهَّ د٤ِ ٗٔ سَّ  

Artinya: 

“Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta 

mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang” . 

 

Di akhir ayat ini dijelaskan jika kalian memafkan kesalahan-

kesalahan yang dilakukan istri dan anak kalian dengan tidak menghukum 

mereka dan berlapang dada dengan tidak memarahi, mencela dan mencerca 

mereka, serta meutup-nutupi kesalahan mereka, sebagai langkah persiapan 

untuk memaafkan mereka, sesungguhnya Allah SWT maha pengampun 

terhadap dosa para hamba nya serta maha penyayang kepada mereka, 

memperlakukan mereka dengan hal yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka lakukan.
145

 

B. Kitab Adabul Mufrad & Pengarangnya 

1. Biografi Kitab Adabul Mufrad 

Kitab Adabul Mufrad adalah kitab hadis yang dikumpulkan oleh 

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim atau lebih dikenal dengan nama Imam 
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Bukhari yang menjawab pertanyaan tentang penyempurnaan Akhlak 

Muslim. Kitab ini juga berisi sebagian perkataan sahabat Nabi Muhammad 

SAW (atsar) dan para Tabi‟in. Imam al-Bukhari rahimahumullah yang 

dijuluki sebagai Amirul Mu‟minin fi‟il hadis, telah menulis beberapa Kitab 

diluar kitab Shahih Bukhari. Diantaranya adalah kitab yang dikenal dengan 

nama al-Adabul Mufrad. Kitab ini berisi hadis-hadis Nabi dan Atsar para 

sahabat yang bertemakan adab-adab dalam islam sampai 1.322 hadis, seperti 

berbakti kepada kedua orangtua, menyambung silaturrahim, berbuat baik 

kepada tetangga, hubungan kekerabatan, anak angkat, menjaga anak-anak 

dan lain lain. Adapun keunggulan kitab Adabul Mufrad sebagai berikut; 

a) Banyak ulama memberikan perhatian besar terhadap kitab Adabul 

Mufrad seperti Asy Syaikh Fadhlulloh al-Jailani, Asy Syaikh Muhammad 

Nashiruddin al-Albani. 

b) Dan banyak ulama menjadikan buku Adabul Mufrad sebagai rujukan 

dalam mengarang kitab. 

c) Sebagai bahan pedoman bagi manusia khususnya ummat muslim dalam 

memperbaiki adab. 

2. Biografi Imam Bukhari 

Nama lenggkapnya Abu „Abdullah Muhammad Ibn Isma‟il Ibn 

Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Ju‟fi al-Bukhari. Ia lahir pada 

bulan Syawal 194 H di Bukhara, Uzbekistan (Asia Tengah).
146

 Ia lebih 

dikenal dengan pannggilan al-Bukhari. Imam Bukhari dididik dalam 
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keluarga ulama yang ta‟at beragama. Dalam kitab As-Siqat, Ibnu Hiban 

menulis bahwa ayah Bukhari dikenal sebagai seorang yang wara‟, seorang 

ulama bermazhab Maliki dan murid dari Imam Malik, ulama besar dan ahli 

fiqih. Ia wafat ketika Bukhari masih kecil. 

Sejak berusia sepuluh tahun, Imam Bukhari sudah mengembara 

untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Basrah, 

Kufah, Mekkah Mesir, dan Syam.ia pernah berguru pada Syeikh ad-Dakhili. 

Ulama ahli Hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun, ia 

mengunjungi kota suci Makkah dan Madinah untuk belajar dari para guru 

besar Hadis. Pada usia 18 tahun, ia sudah hafal karya Mubarak dan Waki‟ 

bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syeikh Ishaq, ia menghimpun Hadis 

sahih dalam satu kitab. Dari satu juta Hadis yang diriwayatkan 80.000 para 

Rawi, ia menyaringnyamenjadi 7.275 Hadis.  

Untuk mengumpulkan dan menyeleksi Hadis sahih, Imam Bukhari 

menghabiskan waktu selama 16 tahun. Beliau mengunjungi berbagai kota 

untuk menemui para Rawi Hadis. Diantara kota-kota yang disinggahinya 

antara lain Basrah, Mesir, Hijaz (Makkah dan Madinah), Kufah, Baghdad 

sampai Asia Barat.
147

 

C. Penelitian Yang Relevan 

Adapun judul yang dikaji adalah  pada term anak menurut hadis nabi 

dalam kitab adabul mufrad. Agar tidak salah paham dalam peneletian ini 

penulis membuat beberapa kajian yang relevan, Kajian tentang anak. Pada 
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dasarnya sudah banyak yang diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. 

diantaranya adalah: 

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Annisa Indriyanti Fakultas Dakwah 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pendidikan Anak 

dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Perspektif 

al-Qurân. Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai anak, keluarga, 

pendidikan anak dan perlindungan anak. Pembahasan tersebut dibahas 

secara global dalam sudut pandang Islam.
148

 Sementara peneliti pokus 

kepada term anak menurut hadis nabi dalam kitab adabul mufrad. 

Kedua, Djaenab dalam Perlindungan Anak dalam Perspektif Fiqih dan 

Perundang-Undangan yang juga mengkaji tentang perlindungan anak 

dalam jurnalnya ini di bahas perlindungan anak dikaitkan kepada 

hukum fiqih. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa dalam 

pandangan fiqih anak-anak perlu mendapat perhatian khusus berupa 

pembinaan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Anak-anak 

termasuk golongan yang lemah dari berbagai aspek. Oleh karena itu, 

perlindungan yang diberikan kepadanya harus melebihi perlindungan 

terhadap orang dewasa. Hukuman yang diberikan terhadap orang yang 

melakukan kejahatan pada anak dapat diperberat, mengingat kondisi 

anak-anak yang lemah, sehingga seharusnya lebih dilindungi. Konsep 

dan implementasi perlindungan anak dalam fiqih dilakukan dalam 

bentuk hadhanah, anak angkat, dan anak asuh, serta berbagai proses 
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dan pemberian hukum pada anak yang lebih bersifat pendidikan.
149

 

Sementara peneliti pokus kepada pada term anak menurut hadis nabi 

dalam kitab adabul mufrad.  

Ketiga, Jamâl „Abdul al-Rahmân dalam Tahapan Mendidik Anak 

Teladan Rasullah Saw yang merupakan terjemahan dari buku Athfâlul 

Muslimîn, Kaifa Rabbâhumun Nabiyyul Amîn mengkaji mengenai 

tahapan-tahapan mendidik anak yang dibagi menjadi 4 tahap yaitu, 

pertama, mendidik anak mulai dari dalam sulbi hingga usia 3 tahun, 

kedua, mendidik dari usia 4 hingga 18 tahun, ketiga, mendidik dari 

usia 10 hingga 14 tahun, keempat, mendidik dari usia 15 hingga 18 

tahun. Pembahasan tersebut dilengkapi dengan ḥadîts-ḥadîts 

Rasulullah Saw. perbedaan yang mendasar dari buku dengan skripsi 

penulis yaitu, kajian skripsi ini difokuskan pada pembahasan 

perlindungan anak yang dikaitkan dengan ḥadîts-ḥadîts Rasulullah 

Saw. Sementara peneliti pokus kepada pada term anak menurut hadis 

nabi dalam kitab adabul mufrad. 

Keempat, Dewi Fauziah dalam tesisnya yang berjudul Perlindungan 

Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap 

Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga 

Perlindungan Anak Provinsi DIY). Tesis ini membahas karakteristik 

kekerasan yang terjadi di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY. 

Kesimpulan dari tesis adalah bahwa bentuk kekerasan yang terjadi 
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disana berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan sosial. Adanya 

tingkatan kekerasan dari yang ringan sampai yang berat dan berkali-

kali, umumnya membawa dampak negatif bagi anggota keluarga 

khususnya anak yang menjadi korban kekerasan dan berpengaruh bagi 

pertumbuhan juga mental anak. Adapun beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya kekerasan adalah, faktor ekonomi, faktor 

pendidikan, faktor sosial keluarga, faktor budaya, dan faktor dari anak 

itu sendiri. 

Kelima: Jurnal J Nelli (2019) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yang judul penelitiannya adalah “Nasab Anak Luar Nikah 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional. Nilai-Nilai 

Pendidikan dalam Kehidupan Bertetangga. Persamaan penelitian di 

atas dengan penelitian yang akan diteliti ini adalah objek. Perbedaan 

penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada subyek penelitian, 

pada penelitian di atas subyek penelitian adalah Nasab Anak Luar 

Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional. 

Sementara peneliti berjudul Term Anak Menurut Hadis Nabi dalam 

Kitab Adabul Mufrad. 

Keenam: Jurnal Deviana (2011) Farid Al-suni (2014) UIN Sunan 

Gunung Djati dengan judul “Analisis Hadist Tentang Hadist-Hadist 

Dalam Kitab Shohih al-Bukhari yang dinilai Dho‟if Oleh Syeikh al-

Bani” persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada 

obyek penelitian yakni sama-sama meneliti hadist. Perbedaannya 
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dengan penelitian ini adalah pada subyek penelitian, pada penelitian di 

atas subyek penelitian adalah “Analisis Hadist Tentang Hadist-Hadist 

Dalam Kitab Shohih al-Bukhari yang dinilai Dho‟if Oleh Syeikh al-

Bani. 

Ketujuh: Tesis Zulham Efendi (2016) UIN Sumatra Utara yang judul 

penelitiannya adalah “Karakter Pendidikan Dalam Kitab Shohih 

Bukhari” Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan 

diteliti ini adalah objek penelitian di atas sama-sama hadist, perbedaan 

penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada subyek yang akan 

dibahas. 

Kedelapan:  Tesis Mukoyimah (2019) UIN Walisongo Semarang, 

dengan judul, Strategi Komunikasi Rasulullah Dalam Kitab Shahih 

Bukhari-Muslim Perbedaan penelitian ini adalah pada hadist yang 

diteliti, penulis merujuk pada tipologi anak dalam perspektif hadis 

rasulullah. Sedangkan Mukoyimah merujuk pada kitab Shohih 

Bukhari-Muslim. 

Kesembilan: Tesis Muchlis Nurseha, (2019) Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, dengan judul, Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter Dalam Kitab Al-Adabul Mufrad Karya Al-Imam Abu 

Abdillah Muhammad Ibu Ismail Al-Bukhari. Perbedaan penelitian ini 

adalah pada objek yang diteliti, penulis merujuk pada term anak 

menurut hadis nabi dalam kitab adabul mufrad. Sedangkan Muchlis 
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Nurseha fokus membahas Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam 

Kitab Al-Adabul Mufrad. 

Kesepuluh: Tesis Zulfikar (2016) UIN Sunan Kalijaga, dengan judul, 

Hadis-Hadis Dalam Kitab Shahih Al-Adabul Al-Mufrad dan Dhaif Al-

Adabul Al-Mufrad. Perbedaan penelitian ini adalah pada objek yang 

diteliti, penulis merujuk pada term anak menurut hadis nabi dalam 

kitab adabul mufrad. Sedangkan Zulfikar fokus membahas Hadis-

Hadis Dalam Kitab Shahih Al-Adabul Al-Mufrad dan Dhaif Al-Adabul 

Al-Mufrad. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah tergolong dalam penelitian deskriptif 

kualitatif, metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan 

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.
150

 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian ini adalah library research atau 

pendekatan analisis wacana yaitu seperangkat prinsip metodologis yang luas, 

diterapkan dalam bentuk ujaran atau percakapan dan teks, baik yang terjadi 

secara alamiyah maupun yang telah direncanakan sebelumnya.
151

 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu; 

1. Sumber Primer 

Sumber Primer adalah sumber yang menjadi acuan utama yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kitab Adabul Mufrad karya Imam 

Bukhari. Yang peneliti maksud adalah literature yang terkait langsung 

dengan Term Anak Menurut Hadis Nabi Dalam Kitab Adabul Mufrad. 

2. Sumber Data Sekunder 
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Sumber data sekunder adalah sumber data yang menunjang 

daripada sumber data primer. Adapun data skunder yang dapat digunakan 

untuk mendukung penelitian ini antara lain adalah jurnal, buku, artikel, 

yang berasal dari media cetak maupun yang bersumber dari internet yang 

relevan dengan judul penelitian.  

D. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam 

penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara 

pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Menetapkan tema yang akan diteliti. 

2. Menghimpun hadis yang berkaitan dengan tema. 

3. Mencari asbabun wurud untuk setiap hadis yang telah terkumpul jika 

ada, dengan merujuk pada kitab asbabun wurud yang mu‟tabar. 

4. Menghimpun pandangan ulama hadis yang berkaitan dengan tema 

kajian, dengan merujuk kepada kitab-kitab syarah yang mu‟tabar.  

5. Korelasi antara satu hadis dengan hadis lain. 

6. Analisis hadis 

7. Kesimpulan 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan 

teknik analisis mendalam, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1. Menganalisis makna setiap hadis yang berkaitan dengan tema-tema, yaitu 

melihat kepada Asbabun wurudnya, jika ada, serta konteks situasi dan 

kondisi sosial zaman Nabi ketika hadist itu dikeluarkan. 

2. Menganalisis pandangan ulama hadist dalam masalah hukum yang 

terkandung serta mentarjih diantara berbagai pendapat menggunakan 

kaidah-kaidah hadis. 

3. Menarik kesimpulan atas karakteristik dari setiap hadis menurut para 

mufasssir serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus 

permasalahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; 

1. Shabi yaitu seseorang yang umurnya kecil, dan anak-anak yang belum 

cukup umur di ibaratkan anak yang sejak dilahirkan hingga berhenti 

menyusu. bayi yang pantas ditimang dalam usia 0-2 tahun dan rentang 

fase kelahiran sampai lima bulan, bayi bereskpresi dengan suara dan 

gerakan. Bayi dapat mengungkapkan emosinya dengan menangis, 

menjerit, tertawa, tersenyum, merengut, ceria, bermuka merah atu pucat 

dan terperanjat. Sedangkan pada fase 5 bulan sampai dengan 12 bulan, 

anak tampak menyukai permainan tuturan atau berlatih pengucapan.. 

Kemudian lafaz “walad” beserta derivatifnya dalam kamus bahasa Arab 

mempunyai banyak arti, antara lain; anak laki-laki, bayi, bibid, lahir, 

timbul, terjadi, menyebabkan, menghasilkan, mengasuh, menciptakan. 

Kemudian lafaz banatun memiliki makna anak-anak perempuan. 

2. Para ahli berbeda pendapat mengenai definisi kata walad. Pertama walad 

memiliki makna anak laki-laki ketika baru dilahirkan. Kedua makna bayi 

anak laki-laki yang mengeluarkan suara keras, ketiga bahwa walad tidak 

hanya disebutkan untuk anak laki-laki saja tetapi juga untuk perempuan.  

3. Term anak terhadap karakter dalam persfektif Hadis Nabi yaitu Mencium 

anak-anak merupakan suatu bentuk kasih sayang dan kelembutan hati 
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serta menjelaskan hubungan antara zhahir dan bathin seseorang (Abu Abdillah al-

Bukhari, 2012, 119). Imam An-Nawawi mengatakan bahwa mencium pipi anak 

kecil adalah wajib, begitu juga mencium tangannya, dan semisalnya atas dasar 

bentuk kasih sayang dan kelembutan, dan mencintai kelurga terdekat adalah 

sunnah sama saja laki-laki atau perempuan 

B. Saran 

Sebagai sumbangan pemikiran dari penelitian, berikut ini menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada para orang tua yang terlibat langsung dalam proses mendidik 

anak, hendaklah selalu optimis dan semangat dalam melaksanakan 

tugasnya serta selalu mengembangkan ilmu pengetahuannya agar tidak 

tertinggal oleh anaknya. 

2. Kepada orang tua, selalu memberikan contoh keteladanan yang baik 

kepada anaknya. 
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