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MOTTO 

 

 

والأمكنة تغيّر الأزمنة ، واختلافها بحسب تغيّر الفتوى
 والعوائد والأحوال والنيات 

(Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah) 

 

، ووقائع الناس محدودة ومتناهيةإنر نصوص القرآن والسنرة 
، فلا يمكن أن تكون  غيّ محدودة ولا متناهية وأقضيتهم 

 النصوص المتناهية وحدها مصادر تشريعية لما لا يتناهى
(Abd al-Wahâb Khallâf) 
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KATA PENGANTAR 

الرحيم بسم الله الرحمن   
الحمد لله الذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، والصلاة والسلام على رسول  
الله، المبعوث رحمة للعالمين، الذي أدى الأمانة، وبلرغ الرسالة، ونَصَحَ الأمة، وجاهد في الله  

 حق جهاده، وترك أمته على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغُ عنها إلا هالك. وبعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., karena hanya 

dengan karunia nikmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan disertasi 

ini. Demikian juga shalawat juga salam penulis sampaikan kepada Nabi 

Muhammad saw., serta para sahabat dan pewaris risalahnya.  
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individu. 

Penulis juga menyadari bahwa disertasi ini tidak akan terselesaikan tanpa 

adanya bantuan dari banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang 

dapat penulis sebutkan hanyalah sebagian dari mereka tanpa mengurangi rasa 

terimakasih mendalam kepada mereka. Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan 

terima kasih kepada Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., Direktur 

Pascasarjana UIN Antasari yang telah banyak memberikan nasihat dan 

bimbingannya kepada penulis. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Prof. Dr. 
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S.Ag., M.H.I., sebagai Co-Promotor, yang telah banyak berkenan menerima saya 

dengan baik untuk berdiskusi tentang tema-tema pokok dalam disertasi ini. 

Komentar-komentar beliau yang kritis terhadap isi dari disertasi penulis membuat 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

(Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Antasari Tahun 2021) 

 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 q ق z ز a ا

 k ك s س b ب 

 l ل sy ش t ت 

 m م sh ص ts ث 

 n ن dh ض j ج

 w و th ط h ح

 h ه z ظ kh خ

 ‘ ء ‘ ع d د

 y ي gh غ dz ذ

 -  f ف r ر

 

1. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal Tunggal memiliki 

ketentuan alih aksara sebagai berikut. 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

  َ  a Fathah 

  َ  i Kasrah 

  َ  u Dhammah 

Kata sandang: contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, ( الديوان) al-dîwân bukan 

ad-dîwân.  

Syiddah: Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-

dharûrah, demikian seterusnya. 
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Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut: 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

َ  ي    ai a dan i  

َ  و   au  a dan u 

 

2. Vokal Panjang 

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab 

dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut. 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 â a dengan topi di atas با

 î i dengan topi di atas بي

 û u dengan topi di atas بو 

 

3. Kata Sandang 

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf 

kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân. 

4. Syiddah (Tasydid) 

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda (  ّ ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan 

menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak 

berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang 

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata ( رةو الضر  ) tidak ditulis ad-

dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya. 

5. Ta Marbuthah 

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata 

yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat 

contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti 

oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut 

diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ 

(lihat contoh 3). 

No.  Kata Arab Alih Aksara 

 tharîqah طريقة  1

 Al-Jamî’ah al-Islâmiyyah الجامعة الاسلامية  2

 Wahdah al-Wujûd وحدة الوجود  3

 

6. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih 

aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang 

berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan 

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama 

diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 
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awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-

Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. 

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya 

ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika menurut 

PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam 

alih aksaranya, demikian seterusnya. 

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal 

dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya 

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd 

al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî. 

 

7. Cara Penulisan Kata 

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) 

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-

kalimat dalam Bahasa Arab. 

Aksara Arab Alih Aksara 

 Dzahaba al-ustâdzu ذهب الاستاذ 

 Tsabata al-ajru ثبت الاجر 

 Al-harakah al-‘ashriyah الحركة العصرية 

الا الله  إله اشهد ان لا   Asyahadu an lâ ilâha illa Allâh 

 Mawlânâ Malik al-Shâlih مولانا ملك الصال 

 Yu’tsirukum Allâh يؤثركم الله 

العقلية  المظاهر  Al-Mazhâhir al-‘Aqliyah 

 ’Hub al-istithlâ حب الاستطلاع 

  Al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân المادة المصنوعة من الحيوان 

 Tharf al-‘ayni طرف العين 

 Al-musâhamah المساهمة

 Man salaka tharîqan من سلك طريقا 

 

 

 


