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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf 
Arab 

Nama huruf latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

te 

 
 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim j 

 

je 

 
 ح

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز

 

z{ai 

 

z 

 

zet 

 
 س

 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

el 

 
 م

 

mim 

 

m 

 

em 

 
 ن

 

nun 

 

n 

 

en 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

we 

 
 هـ

 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

ye 

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

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

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
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tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : هَوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

Nama Huruf Latin Nama 
Tanda 

fath}ah a a   ا 
kasrah i i   ا 
d}ammah u u   ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan 
ya>’ 

ai a dan i   َـى 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَ  

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau 

ya>’ 

ى | ... َ ا ... َ  

d}ammah dan wau ُـو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ـى
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 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلََ 

 yamu>tu : يَمُوْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

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

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

 al-h}ikmah : اَلْحكِْمَةَُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناََ
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 <najjaina : نَجَّيْناََ

 al-h}aqq : اَلْحقََّ

 nu“ima : نُعِّمََ

 aduwwun‘ : عدَُوَ 

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

kasrah (َّـــِــى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah 

menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : علَِىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عرََبىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّمْسَُ

 al-zalzalah (az-zalzalah) : اَلزَّلْزَلَةَ

 al-falsafah : اَلْفَلْسفََةَ
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 al-bila>du : اَلْبلادََُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, 

ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

مُرُوْنََ
ْ
 ta’muru>na : تَأ

 ‘al-nau : اَلنَّوْعَُ

 syai’un : شيَءَْ 

مِرْتَُ
ُ
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 



 
 

xiv 
 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِاللَِ  di>nulla>h دِيْنَُاللَِ

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

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

 hum fi> rah}matilla>h    هُمَْفِيَْرَحْمَةَِاللَِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
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Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

as. = ‘alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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t.th. = Tanpa tahun 

t.d = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama : Ulfa Dewiyanti R 

NIM 30700117037  

Judul : Ukhuwah Islamiyah Perspektif Hadis 

   (Kajian Maanil Hadis dalam Riwayat Abu Dawud) 

 

Ukhuwah Islamiyah merupakan persaudaraan antar sesama 

umat Islam, di dalam Al-Qur’an dan Hadis menunjukkan bahwa hal 

tersebut merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh kaum 

muslimin. Skripsi ini membahas tentang Ukhuwah Islamiyah Perspektif 

Hadis Kajian Maanil Hadis dalam Riwayat Abu Dawud.  

Pokok masalah penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana kualitas hadis 

tentang ukhuwah islamiyah? 2) Bagaimana kandungan hadis tentang 

ukhuwah islamiyah?.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kualitas hadis tentang ukhuwah islamiyah dan kandungan hadis tentang 

ukhuwah islamiyah.   

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan Ilmu Hadis. 

Terkait dengan kualitas hadis ilmu yang digunakan adalah ilmu takhrij 

dan Ilmu jarh wa ta’dil. Sedangkan yang terkait dengan Ilmu Maanil 

hadis menggunakan teknik analisis tekstual, intertekstual, dan 

kontekstual.  

Hasil penelitiaan pada hadis ukhuwah islamiyah menunjukkan 

bahwa terdapat 6 jalur periwayatan dari berbagai kitab sumber. Sanad 

dan matan hadis yang diteliti berkualitas sahih lidzatihi. Sanadnya 

dinilai sahih karena periwayatannya bersambung, periwayatnya ‘adil 

dan dabit, serta tidak ditemukan syaz dan ‘illah. Kemudian, dalam aspek 

kandungannya terdiri dari kata “Ukhuwah” yang tidak hanya terbatas 

oleh saudara sekandung. Kata persaudaraan juga diperuntukkan untuk 

saudara sepersusuan serta orang yang memiliki kesamaan dengan orang 

lain dalam hal suku, agama, pekerjaan, pergaulan, persahabatan atau 

hubungan lainnya. 

Hadis tentang ukhuwah islamiyah penting dipelajari, dipahami, 

dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan ukhuwah 

islamiyah mereka akan menjadi sebaik-baik umat disisi Allah, dan 

pintu-pintu keburukan akan tertutup, serta mereka akan mengisi dunia 

dengan keadilan dan kedamaian.  

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.    Latar Belakang Masalah 

Agama Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. 

merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh yang diperuntukkan bagi 

seluruh umat manusia dan memberikan pedoman hidup berupa ajaran perintah, 

larangan, dan petunjuk untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.1 Islam hadir dalam 

kehidupan manusia sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi 

dalam kehidupan manusia. 

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai 

makhluk individu ia memiliki karakter yang unik, yang berbeda satu sama lain 

dengan fikiran dan kehendaknya yang bebas. Sehingga sebagai makhluk sosial ia 

membutuhkan manusia lain, membutuhkan sebuah kelompok dalam bentuknya 

yang minimal, yang mengakui keberadaannya dan dimana dia dapat bergantung.2 

Dengan adanya manusia sebagai makhluk sosial inilah maka manusia 

harus menjalin hubungan baik dengan manusia lainnya, salah satunya dengan cara 

menyambung tali kasih sayang. Menyambung tali kasih sayang sangat penting 

dilakukan oleh umat manusia, karena dengan menyambung tali kasih sayang akan 

mempererat hubungan persaudaraan antar umat manusia. 3  Kebutuhan untuk 

berkelompok ini merupakan naluri alamiah sehingga kemudian muncullah ikatan-

ikatan yang dalam islam dikenal dengan istilah Ukhuwah Islamiyah.  

                                                             

 1 Haedar Nashir, Gerakan Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis Di Indonesia 

(Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, 2007), h. 87-88. 

 2 Deni Irawan, “Islam dan Peace Building”, Vol. X No. 2, Juli 2014, h. 158. 

3 Abu Bakar Al-Jazza’iri, Mengenal Etika dan Akhlak Islam (Cet. I; Jakarta: Lentera, 

2003), h. 136.  



2 
 

 
 

Dalam sejarah Islam, ajaran ukhuwah diterapkan dengan sangat berhasil 

oleh Rasulullah saw. beliau mulai membangun masyarakat Islam di Madinah. 

Pada masa itu umat Islam sudah tampak bermacam-macam suku dan kaum, yaitu 

kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Oleh karena itu untuk merekatkan hubungan 

satu sama lainnya, Rasulullah saw. mempersaudarakan beberapa kaum Muhajirin 

dengan Anshar, sehingga secara bertahap akan timbul ukhuwah islamiyah 

dikalangan umat Islam Madinah.4 

Ukhuwah Islamiyah adalah adanya persaudaraan antara sesama umat 

Islam atau hubungan yang dijalani oleh rasa cinta dan didasari oleh akidah dalam 

bentuk persahabatan bagaikan satu bangunan yang kokoh,5 di dalam Al-Qur’an 

dan hadis menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang perlu 

diperhatikan oleh kaum muslimin, sebab ukhuwah islamiyah adalah fondasi dasar 

untuk membangun masyarakat ideal yang kita inginkan dan perjuangkan untuk 

dicapai. 6  Oleh karena itu, ukhuwah islamiyah merupakan suatu ikatan akidah 

yang dapat menyatukan hati semua umat Islam walaupun keberadaan mereka 

saling berjauhan, terpencar diseluruh penjuru dunia, beda negeri, suku dan 

bangsanya. Namun dengan pondasi (Ukhuwah Islamiyah) tersebut mampu 

menyatukannya,7 Allah Swt. menegaskan hal itu melalui firman-Nya : 

قبَآَئِلِ لِتعَاَرَفوُ  ياَيَُّهَاالنَّاسُ انَِّاخَ  باً وَّ انُ ثىَ وَجَعَل نَكُم  شُعوُ  ن  ذكََرٍ وَّ انَِّ  ا  لقَ نَكُم  مِّ

رَمَكُم  عِن داَللهِ اتَ قَكُم        (  13انَِّ اللهَ عَليَ مٌ خَبيِ رٌ ) اكَ 

                                                             

4 Musthafa Al-Qudhat, Prinsip-Prinsip Ukhuwah Dalam Islam (Solo: Hasanah Ilmu, 

1994), h. 9. 

5 Cecep Sudirman Anshori, “Ukhuwah Islamiyah Sebagai Fondasi Terwujudnya 

Organisasi Yang Mandiri dan Profesional”, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol.14 No.1 – 

2016.  

6  Musthafa Al-Qudhat, Prinsip-Prinsip Ukhuwah Dalam Islam (Solo: Hasanah Ilmu 

1994), h. 11.  

7 Syaikh Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, Ukhuwah Islamiyah. Diterjemahkan oleh Abu 

Umamah Arif Hidayatullah (Islam House 2013), hal.3.  
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Terjemahnya : 
 

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, 
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertakwa. Sungguh, Allah maha Mengetahui, Maha Teliti. (Qs. Al 
Hujurat/49 :13) 8 
 

Dan sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:  
 

رِيِّ، عَن  سَالِمٍ،  ه  لٍ، عَنِ الزُّ حَدَّثنَاَ قتُيَ بةَُ ب نُ سَعِيدٍ، حَدَّثنََا اللَّي ثُ، عَن  عُقَي 

ِ صَلَّى اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ،  لِمِ لََ »قَالَ: عَن  أبَيِهِ، عَنِ النَّبيِّ لِمُ أخَُو ال مُس  ال مُس 

جَ  َ فيِ حَاجَتهِِ، وَمَن  فَرَّ لِمُهُ، مَن  كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ فإَنَِّ اللََّّ لِمُهُ، وَلََ يسُ  يَظ 

قِياَمَةِ، وَمَن  سَترََ  مِ ال  بةًَ مِن  كُرَبِ يوَ  ُ عَن هُ بِهَا كُر  جَ اللََّّ بةًَ فَرَّ لِمٍ كُر   عَن  مُس 

قِياَمَةِ  مَ ال  ُ يوَ  لِمًا سَترََهُ اللََّّ              9)رواه أبي دواد( «مُس 
Artinya : 

 
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id berkata, telah 
menceritakan kepada kami Al Laits dari Uqail dari Az Zuhri dari Salim 
dari bapaknya dari Nabi Saw. beliau bersabda; “seorang muslim itu 
saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzhalimi atau 
merendahkannya. Dan barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya 
maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang 
membebaskan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan 
membebaskan kesulitannya di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib 
seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.” 
(HR. Abu Dawud No.4248 ) 

Dalam hadis lain Rasulullah saw. juga menjelaskan: 

يَ ب نُ بُ  كَي رٍ حَدَّثنََا اللَّي ثُ عَن  عُقيَ لٍ عَن  اب نِ شِهَابٍ أنََّ سَالِمًا حَدَّثنَاَ يَح 

 ُ ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَنهُمَا أنََّ رَسُولَ اللََّّ ِ ب نِ عُمَرَ رَضِي اللََّّ بَرَهُ أنََّ عَب دَ اللََّّ أخَ 

هُ وَمَن كَانَ فيِ عَليَهِ وَسَلَّمَ قاَلَ المُسلِمُ أخَُوالمُسلِمِ لَ يظَلِمُهُ وَلََ يسُلِمُ 

ُ عَن هُ  جَ اللََّّ بةًَ فَرَّ لِمٍ كُر  جَ عَن  مُس  ُ فيِ حَاجَتهِِ وَمَن  فَرَّ حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللََّّ

مَ ال قِياَمَةِ  ُ يوَ  لِمًاسَترََهُ اللََّّ مِ ال قِياَمَةِ وَمَن  سَترََ مُس  بةًَ مِن  كُرُباَتِ يوَ  كُر 

                                                             

8  Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya (Jakarta : Magfira 

Pustaka, 2006). 

9 Lidwa Pusaka, Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadis.http://infotbi.com/hadis9/kitab.open 

(diakses 10 September 2020). 

http://infotbi.com/hadis9/kitab.open
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                  )رواه البخياري(10                                              

           

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan 
kepada kami Al Laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim 
mengabarkannya bahwa ‘Abdullah bin Umar ra. Mengabarkannya bahwa 
Rasulullah saw. bersabda : “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim 
lainnya, dia tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. 
Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu 
kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, 
maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-
kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim 
maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat.” (HR. Bukhari No. 
2262) 

Seorang mu’min sejati, hendaklah merasa bahwa dirinya tidak hidup 

sendiri, karena sesama muslim akan membantu dan mendukungnnya dalam suka 

maupun duka.11 Dengan terjalinnya ukhuwah islamiyah maka antara muslim yang 

satu dengan yang lain akan memberi manfaat kepada saudara-saudaranya sesama 

muslim. Ketika sesama muslim mendapatkan kesusahan, tentunya sebagai 

seorang saudara ikut merasakannya dan berusaha untuk membantunya, dan  

sebaliknya jika seorang muslim mendapat nikmat dan kebaikan, sebagai saudara 

sesama muslim merasa senang dan gembira melihatnya, bagaikan dirinya sendiri 

yang memperoleh nikmat dan kebaikan tersebut.12 Sebagaimana perintah Allah 

Swt.  (Qs. Al-Anfaal/8 :72): 

ينِ فَعَليَكُم النَّصرُ)إنِِ استَ وَ  (72نصَرُوكُم فىِ الدِّ  
Terjemahnya : 
 

                                                             

10 Annawawy, Riadhus Shalihin, terj. Salim Bahreisy dengan judul Tarjamah Riadhus 

Shalihin I (Cet. II; Bandung: PT Al Maarif, 1978), h. 238-239. 

11 Muhammad Al Ghazali, Akhlaq Seorang Muslim, disunting oleh Moh. Rifai (Cet. I; 

Semarang: Wicaksana, 1986), h. 347. 

12 Sa’id Hawwa, Al-Mustakhlash Fi Tazkiyatil-Anfus, terj. Abdul Amin dkk (Cet. III; 

Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 650. 
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(Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan 
pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan.13  
 

Dan sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:  

ِ ب نِ نمَُي رٍ حَدَّثنَاَأبَيِ حَدَّثَ  دُ ب نِ عَب دِ اللََّّ ناَزَكَرِيَّاءُ عَن  الشَّع بيِِّ عَن  حَدَّثنَاَ مُحَمَّ

مَانِ ب نِ  مِنيِ نَ   عَن  النُّع  ُ عَليَهِ وَسَلَّمَ مَثلَُ ال مُؤ  ِ صَلَّ اللََّّ بَشِي رٍ قاَلَ:قاَلَ رَسُواللََّّ

هِم  وَترََاحُمِهِم  وَتعَاَطُفِهِم كَمَثلَِ الجَسَدِ  وًا تدَاَعَى لهَُ إِ فيِ وَتوََادِّ تكََى عُض  ذاَاش 
ى )رواه مسلم(14  سَا ئِرُ الجَسَدِهِ باِسَّهَرِ وَالحُمِّ

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah bin Numair, 
telah menceritakan kepada kami Bapakku, telah menceritakan kepada 
kami Zakaria, dari Asy Sya’bi dari An Nu’man bin Bisyir dia berkata; 
Rasulullah saw. bersabda: “Orang-orang mukmin dalam hal mencintai, 
mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu 
anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak 
bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR. Shahih Muslim 
No. 4685) 

Adanya perasaan Ukhuwah Islamiyah dapat menciptakan kekuatan 

(quwwah) 15  karena rasa persaudaraan atau ikatan keimanan yang sudah 

ditanamkan dapat menentramkan dan menenangkan hati yang awalnya takut 

menjadi kuat. Seperti rumah yang bangunannya tersusun dari beberapa tiang 

penyangga, pondasi, dinding tembok, atap, dengan bahan dasar semen, pasir dan 

batu, tanpa kompleksitas bahan dan rancangan sebuah bangunan mustahil dapat 

                                                             

13  Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya (Jakarta : Magfira 

Pustaka, 2006) 

14  Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim (Surabaya: 

Bina Ilmu, 2005), h. 993.  

15 Kekuatan quwwah adalah kekuatan yang berasal dari akal. Dengan akal inilah manusia 

dapat dengan mudah membedakan mana yang jujur dan mana yang bohong dalam bercerita, mana 

yang benar dan mana yang salah dalam mengambil keputusan, mana yang baik dan mana yang 

buruk dalam bertindak. 
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berdiri. Kurang salah satunya saja maka suatu bangunan akan rapuh. Begitupun 

dengan perumpamaan ukhuwah islamiyah.16 

Sesungguhnya dua orang bersaudara karena Allah, jika salah seorang dari 

keduanya lebih tinggi kedudukannya daripada yang lain, maka kedudukannya 

akan diangkat bersama saudaranya. Sesungguhnya ia dihubungkan sebagaimana 

anak cucu dihubungkan dengan kedua orangtua dan keluarga satu dengan yang 

lain. Jika persaudaraan didapatkan karena Allah, maka ia tidak lebih rendah 

daripada persaudaraan sedarah. 17  Disamping itu ukhuwah yang dijalin dengan 

keikhlasan hati semata-mata karena Allah akan menjadikan manfaat dan 

mendatangkan kebaikan, baik pada tingkah laku kebaikan bagi masyarakat 

khususnya bagi kemaslahatan secara murni.18 

Dengan demikian keterangan di atas menunjukkan dan menjelaskan 

kepada kita ukhuwah islamiyah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis 

memberikan tuntunan ajaran yang benar, dan Allah Swt., telah memberikan 

keistimewaan kepada umat Islam dengan ukhuwah islamiyah. Karena dengan 

Ukhuwah Islamiyah mereka akan menjadi sebaik-baik umat disisi Allah, dan 

pintu-pintu keburukan akan tertutup, serta mereka akan mengisi dunia dengan 

keadilan dan kedamaian. Dari latar belakang diatas yang telah dijelaskan maka 

penulis ingin melakukan penelitian yang akan ditulis dalam bentuk sekripsi 

dengan judul “Ukhuwah Islamiyah Perspektif Hadis Suatu kajian Maanil Hadis 

dalam Riwayat Abu Dawud”.  

 

                                                             

16 Cecep Sudirman Anshori, “Ukhuwah Islamiyah Sebagai Fondasi Terwujudnya 

Organisasi Yang Mandiri dan Profesional”, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol.14 No.1 – 

2016.  

17 Sa’id Hawwa, Al-Mustakhlash Fi Tazkiyatil-Anfus, terj. Abdul Amin dkk (Cet. III; 

Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 650. 

18 Husni Adam Jarror, Bercinta Dan Bersaudara Karena Allah (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1994), h. 32.  
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B. Rumusan Masalah   

1. Bagaimana Kualitas Hadis Tentang Ukhuwah Islamiyah Riwayat Abu 

Dawud? 

2. Bagaimana Kandungan Hadis Tentang Ukhuwah Islamiyah Riwayat Abu 

Dawud? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Pengertian Judul 

Skripsi ini berjudul “Ukhuwah Islamiyah Perspektif Hadis Suatu kajian 

Maanil Hadis dalam Riwayat Abu Dawud.” Sebagai langkah awal dalam skripsi 

ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka peneliti akan menjelaskan beberapa 

variabel penting yang ada pada judul skripsi peneliti sebagai berikut: 

a. Pengertian Ukhuwah Islamiyah  

Ukhuwah pada mulanya berasal dari bahasa Arab  َيأَ خُو –خَا أ  yang berarti 

saudara, dan  ُأخُُوَة sebagai bentuk masdarnya yang berarti “persaudaraan”. 19 

Ukhuwah berasal dari kata dasar akhun, yang berarti saudara.20 Persaudaraan yang 

dimaksud dalam Ukhuwah ini bukan hanya terbatas pada saudara yang masih 

punya hubungan darah, melainkan saudara seiman. Sehingga dalam Ukhuwah 

Islamiyah tidak hanya terbatas oleh suku, bangsa dan lain sebagainya.21 

                                                             

19 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 

2007), h. 36.  

20 KH Achmad Warson Munawir, KH. A. Mustofabisri, Kamus Al-Bisri Indonesia Arab 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h. 312.  

21 Louis ma’luf al-yasui, Kamus al-Munjid fi al-Lughah wa al a’lam (Bairut: Dar al-

Masyriqi. 1986), h. 5.  
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Secara etimologi juga disebutkan, bahwa kata Ukhuwah berasal dari kata 

“akhun” berarti dua orang yang kelahirannya sama dari dua sisi; ayah ataupun ibu, 

atau salah satu diantara keduanya, atau karena sepersusuan. Kadang kata ini juga 

di pergunakan bagi dua orang yang sama ras, agama, karakter, pergaulan atau 

dalam kecintaan dan lain sebagainya. 22  Sedangkan Islamiyah yang di rangkai 

dengan Ukhuwah di pahami sebagai ajektif sehingga ukhuwah islamiyah berarti 

“persaudaraan bersifat islam,” atau “persaudaraan secara islam.”23 

Ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniai 

Allah kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa yang menumbuhkan 

perasaan kasih sayang persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap 

saudara.24 Ukhuwah Islamiyah yang secara jelas dinyatakan dalam hadis adalah 

setiap mukmin adalah saudara yang diperintahkan Allah untuk saling 

mengikrarkan perdamaian dan berbuat kebajikan di antara satu dengan yang 

lainnya, dalam rangka taat kepada-Nya.25 

b. Perspektif  

Perspektif dalam KBBI dimaknai dengan cara melukiskan suatu benda dan 

lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata 

dengan tiga dimensi (Panjang, lebar, dan tingginya), sudut pandang, pandangan.26 

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji bagaimana sudut pandang hadis 

terkait ukhuwah islamiyah.  

 

                                                             

22  Musthafa Al-Qudhat, Prinsip-Prinsip Ukhuwah Dalam Islam (Solo: Hasanah Ilmu, 

1994), h. 12.  

23 M. Qurais Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1992), Cet. I, h. 358  

24 Cecep Sudirman Anshori, “Ukhuwah Islamiyah Sebagai Fondasi Terwujudnya 

Organisasi Yang Mandiri dan Profesional”, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol.14 No.1 

– 2016. 

25 Juwariyah, Hadis Tarbawi (Cet. I: Yogyakarta: Teras, 2010), h. 47-48.  

26 Kementrian Pendidikan Nasional, kamus Bahasa Indonesia, h. 1167.   
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c. Hadis  

Dalam kamus besar bahasa Arab kata Al-Hadis berasal dari bahasa Arab 

“al-hadis" yang berarti baru, berita.27 Ditinjau dari segi bahasa, kata ini memiliki 

banyak arti, diantaranya:  

1. Al-Jiddah (baru) artinya sesuatu yang ada setelah tidak ada atau sesuatu 

yang wujud setelah tidak ada, lawan dari kata al-Qadim (terdahulu).  

2. Al-Tari (lunak, lembut, dan baru). Ibn Faris mengatakan bahwa hadis dari 

kata ini karena berita atau kalam itu datang secara silih berganti.28 

3. Al-Khabar (berita) berita pembicaraan dan perkataan. 

Menurut istilah hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. 

baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir (diamnya) maupun sifatnya. 29  Hadis 

adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan/persetujuan (taqrir) 

Rasulullah Saw. Sunnah Nabi direkam dalam hadis, yang dihafalkan, disebarkan 

dan ditradisikan olah para sahabat, tabi’in, dan para ulama.30 Sedangkan Ulama 

hadis pada umumnya berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan hadis ialah 

                                                             

27 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis (Cet. IV; Jakarta; Bulan Bintang, 

2014), h. 26. 

28 Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Qazwaini al-Ra-zi Abu al-Hasan, Mu’jam Maqayis 

al-Luqah Juz 2 (t.t: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 36.  

29 Mahmud Thahan, Ilmu Hadis Praktis (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005), h. 13.  

30Mohammad Abul Hafidz, Dihliz Zuna’I, Munifatunnufus, Al-Qur’an Hadis/Kementrian 

Agama (Jakarta: Kementrian Agama. 2014), h. 4.   
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segala sabda, perbuatan, taqrir, dan hal-ihwal yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad Saw.31 

 

 

 

D. kajian Pustaka  

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan peneliti dengan mencari 

buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Kajian pustaka dilakukan untuk 

mengetahui bahwa judul skripsi yang diangkat oleh peneliti belum pernah diteliti 

oleh orang lain, atau tulisan ini sudah dibahas namun berbeda dari segi 

pendekatan. Adapun penelitian yang terkait dengan judul skripsi ini sebagai 

berikut: 

Skripsi yang ditulis oleh M. Rais Ribha Rifqi Hakim dengan judul 

Ukhuwah Islamiyah Dalam Film Sajadah Ka’bah. 32  Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah dalam film sajadah 

ka’bah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pengumpulan 

datanya menggunakan metode dokumentasi, dan pendekatannya menggunakan 

semiotic John fiske. Sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti ialah kandungan 

hadis tentang Ukhuwah Islamiyah. 

Skripsi yang ditulis oleh Sukron Makmun dengan judul Ukhuwah 

Islamiyah Dalam Pandangan Al-Qur’an (Kajian Tematik Al-Qur’an Surat Al-

                                                             

31 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis, h. 27. Lihat juga Nawir Yuslem, 

Ulumul Hadis (t.t: Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 1.  

32  M. Rais Ribha Rifqi Hakim, “Ukhuwah Islamiyah Dalam Film Sajadah Ka’bah”, 

Skripsi (Semarang: Fak. Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 

2016).  
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Hujurat; 10-13). 33  Membahas tentang bagaimana konsep ukhuwah islamiyah 

menurut Qs Al-hujurat ayat 10-13, bagaimana bentuk ukhuwah islamiyah 

menurut Qs Al-hujurat ayat 10-13, bagaimana dampak ukhuwah islamiyah bagi 

ummat manusia. Penilitian ini menggunakan metode penelitian kajian tematik 

yang merupakan penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis. Berbeda dengan 

penelitian penulis yang akan membahas tentang Ukhuwah Islamiyah Perspektif 

Hadis (Kajian Maanil Hadis Dalam Riwayat Abu Daud). 

Skripsi yang ditulis oleh Putri Ayu Wulandari dengan judul Peran Remaja 

Masjid Dalam Menjalin Ukhuwah Islamiyah Melalui Seni Rebana Di Masjid Al-

Muttaqin Kedaton Induk Lampung Timur. 34  Membahas tentang peran remaja 

masjid dalam menjalin ukhuwah islamiyah melalui seni rebana yang ada di masjid 

Al-Muttaqin Kedaton Induk Lampung Timur, mengetahui seni rebana masjid Al-

Muttaqin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah 

sumber data primer dan sekunder. Sedangkan yang membedakan dengan karya 

Putri Ayu Wulandari dengan penelitian penulis ialah membahas tentang Ukhuwah 

Islamiyah menurut riwayat Abu Dawud.  

Jurnal yang ditulis oleh Eva Iryani dengan judul Ukhuwah Islamiyah dan 

Peranan Masyarakat Islam Dalam Mewujudkan Perdamaian Studi Literatur. 35 

Membahas tentang macam-macam ukhuwah (ukhuwah islamiyah, ukhuwah 

                                                             

33 Sukron Makmun, “Ukhuwah Islamiyah Dalam Pandangan Al-Qur’an”, Skripsi 

(Palembang: Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Palembang, 2019).  

34  Putri Ayu Wulandari, “Peran Remaja Masjid Dalam Menjalin Ukhuwah Islamiyah 

Melalui Seni Rebana Di Masjid Al-Muttaqin Kedaton Induk Lampung Timur”, Skripsi (lampung 

Timur: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018). 

35 Eva Iryani, “Ukhuwah Islamiyah dan Peranan Masyarakat Islam Dalam Mewujudkan 

Perdamaian”, Jurnal Ilmiah Universitas Bataghari Jambi, 19 (2): 401-402 (2019).  
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insaniyah/basyariyah, dan ukhuwah wathoniyah). Sedangkan yang akan dibahas 

oleh penulis ialah membahas tentang pengertian Ukhuwah Islamiyah.  

Dari penelitian-penelitian di atas, berbeda dengan penelitian penulis dan 

tidak ada satupun yang mengkaji Ukhuwah Islamiyah Perspektif Hadis Kajian 

Maanil Hadis Dalam Riwayat Abu Dawud.  

 

 

 

E. Metodologi  Penelitian  

Metode penelitian adalah faktor penting untuk menentukan keberhasilan 

suatu penelitian. Langkah yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang didapatkan. Maka peneliti akan 

mencantumkan metode penelitian yang digunakan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kajian 

kepustakaan (Library Research) dengan menganalisis data yang bersifat kualitatif 

yang menekankan pada kualitas dan validitas data yang relavan untuk memecah 

masalah dan disajikan dalam bentuk deskriktif.  

2. Pengumpulan dan Sumber Data  

a. Sumber Data primer 

Data primer adalah sumber pertama, di antara sumber-sumber tersebut 

yaitu tulisan-tulisan yang memuat hadis-hadis Nabi sebagaimana yang telah 

disusun oleh para ulama hadis yang terwariskan hingga saat ini. Seluruh data 

tersebut selanjutnya dikenal dengan al-Kutub al-Tis’ah dengan menggunakan 



13 
 

 
 

kelima metode takhrij al-hadis 36 , dan diluar dari al-Kutub al-Tis’ah sumber 

primer lainnya dapat berupa kitab-kitab tafsir dan ‘Ulum al-hadis. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu Al-Quran, karya tulis ilmiah berupa skripsi, jurnal, 

artikel serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan pokok 

pembahasan penelitian ini.  

 

3. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Ilmu Hadis  

Pendekatan ilmu hadis yang dimaksudkan untuk menentukan validitas 

dan otentitas hadis. Metodologi yang digunakan adalah merujuk kepada kaidah 

keshahihan hadis yang telah dirumuskan oleh para ulama hadis yaitu 

ketersambungan sanad, seluruh periwayat bersifat ‘adl dan dhabit37 terhindar dari 

syaz,38 dan ‘illah.39 Pada analisis autentitas hadis sebagai penguatan kajian maka 

                                                             
36 Takhrij yaitu menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadis 

tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan serajatnya Ketika diperlukan. Lihat: Mahmud al-

Tahhan, Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid (Cet. III; Riyad: Makhtabah al-Ma;arif li al-

Nisyrah wa al-Tauzi, 1416), h. 10.  

37  Dabt berarti kuat. Kuat yang dimaksud adalah kuat dalam intelegensinya. Unsur 

tersebut dinyatakan memiliki argument sejarah, karena periwayatan hadis dalam sejarahnya lebih 

banyak berlangsung secara lisan daripada secara tertulis. Periwayatan lisan mengharuskan 

periwayatannya memiliki hafalan yang baik. Periwayat yang tidak memiliki hafalan yang baik. 

Lihat, Syuhudi Ismail, Kaedah Keshahihan Sand Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan 

Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. II; PT. Bulan Bintang, 1995), h. 169.  

38 Ulama berbeda pendapat tentang pengertian syaz, menurut Imam Syafi’I, suatu hadis 

dinyatakan oleh seorang periwayat siqah sedang periwayat siqah lainnya tidak meriwayatkan hadis 

yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat siqah, sementara al-Hakim al- 

Naisaburi bahwa suatu hadis tidak syaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang 

siqah tetapi tidak ada periwayat siqah lainnya yang meriwayatkan. Lihat, Syuhudi Ismail, Kaedah 

Keshahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, h. 139.  

39 Pengertiaan ‘illah menurut istilah ilmu hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn 

Salah dan al-Nawawi ialah sebab tersembunyinya yang merusakkan kualitas hadis. Keberadaannya 

menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas shahih menjadi tidak sah. Lihat, 

Syuhudi Ismail, Kaedah Keshahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan 

Ilmu Sejarah, h. 147. 
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akan diadopsi beberapa spesifikasi ilmu yaitu Ilmu Rijal al-Hadis, Ilmu Jarh wa 

al-Ta’dil dan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Pada analisis ini, kajian Ilmu Ma’ani al-

Hadis juga akan digunakan sebagai upaya meneliti satu kesatuan hadis yakni 

bukan hanya sebatas pendukung untuk membuktikan validitas matan hadis yang 

seringkali dianggap bertentangan dengan hal-hal lain seperti sains dan ilmu-ilmu 

lainnya. 

b. Maanil Hadis 

Maanil hadis merupakan ilmu yang membahas tentang hal ihwal lafal 

dan kandungan yang terdapat dalam berbagai matan hadis sesuai dengan tuntunan 

kondisinya.40 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan makna tentang ukhuwah islamiyah dalam hadis Nabi yang telah 

diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan menggunakan kajian ma’anil hadis untuk 

menginterpretasikan batasan-batasan yang terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

4. Metode Pengumpulan dan Sumber Data 

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan penelusuran tentang 

hadis-hadis ukhuwah islamiyah dengan melakukan takhrij al-hadis. Sumber data 

primer penulis berasal dari kitab-kitab syarah, kitab fikih dan buku-buku yang 

terkait dengan objek kajian. Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga  

metode takhrij yaitu: 

a. Takhrij melalui lafal pertama pada matan hadis 

b. Takhrij melalui salah satu lafal matan hadis 

c. Takhrij berdasarkan tema hadis 

5. Metode Analisi dan Pengolahan Data 

                                                             
40 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’ani al-Hadis: Paradigma Introkoneksi Berbagai Teori dan 

Metode Memahami Hadis Nabi (Cet. II; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), h. 10.  
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Pada penelitian ini, data yang dianalisis adalah kualitas sanad dan matan. 

Dalam usaha menganalisis data tersebut, digunakan metode kritik sanad dan 

matan. Selain itu, interpretasi terhadap matan sebagai upaya memahami dan 

mengungkapkan maksud yang dikehendaki oleh suatu lafal hadis dan ungkapan 

dalam bentuk klausa. Analisis data dilakukan dengan langka-langka sebagai 

berikut: 

 

a. Data yang terkumpul akan didefinisikan dan diklasifikasi. 

b. Melakukan i’tibar 41  yakni dengan cara membuat skema sanad untuk 

menentukan syahid dan mutabi42 dari hadis pada setiap jalur yang diteliti. 

c. Melakukan kritik sanad terhadap setiap jalur yang dipilih yang bertujuan 

untuk mengetahui tingkat validitas dan akurasi informasi dari setiap sanad, 

sigat atau lambang tahammulwal ada’ yang dipergunakan oleh periwayat 

hadis. 

d. Melakukan kritik matan pada semua lafal yang diriwayatkan oleh setiap 

mukharrij untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya ziyadah,43 idraj44 atau 

                                                             
41 I’tibar dalam istilah ilmu hadis adalah mengikutsertakan berbagai sanad hadis yang 

hanya tampak diriwayatkan oleh seorang periwayat, untuk mengetahui apakah ada periwayat lain 

atau tidak yang meriwayatkan hadis yang sama dengannya. Lihat, A. Syahraeni, Kritik Sanad 

Dalam Perspektif Sejarah, h. 140.  

42 Syahid (dalam istilah ilmu hadis yang jamaknya syawahid) ialah periwayatan yang 

berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi sedangkan mutabi’ 

(biasa disebut tabi’ dengan jamak tawabi) ialah periwayat yang berstatus pendukung yang 

berkedudukan bukan sebagai sahabat Nabi. Lihat: Abustami Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, 

Pengantar Imu Hadis (Cet II; Surakarta: Zadahaniva Publishing, 2013), h. 117.  

43 Ziyadah menurut bahasa adalah tambahan. Menurut istilah ilmu hadis ziyadah adalah 

tambahan yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang siqah, baik satu kata maupun satu 

kalimat, baik dalam sanad maupun matan hadis.  

44  Idraj merupakan bentuk masdar dari fi’il adraja yang berarti memasukkan sesuatu 

dalam lipatan sesuatu yang lain. Menurut istilah hadis idraj atau mudraj adalah segala sesuatu 

yang disebut dalam kandungan suatu hadis dan bersambung dengannya tanpa ada pemisah, 

padahal ia bukan bagian dari hadis itu.  
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maqlub 45  pada setiap riwayat atau riwayat tersebut hanya semata-mata 

diriwayatkan secara makna (riwayah bi al-ma’na) bukan secara lafal (riwayah 

bi al-lafzi).  

e. Sebagai usaha memahami dari ungkapan matan hadis Nabi saw. maka 

dibutuhkan tekhnik interpretasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Interpretasi tekstual, yakni interpretasi dalam memahami matan hadis 

berdasarkan teksnya baik hadis yang diriwayatkan secara lafal maupun 

makna dengan memperhatikan bentuk dan cakupan makna.46 

2. Interpretasi intertekstual, yakni teknik pemahaman matan hadis dengan 

memperhatikan sistematika matan yang bersangkutan atau memahami 

hadis dengan memperhatikan hadis maupun al-Qur’an yang memiliki 

makna yang berhubungan.47 

3. Interpretasi kontekstual, yakni analisis dalam memahami matan hadis 

berdasarkan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa ketika hadis tersebut 

diucapkan dengan kata lain dengan memperhatikan asbab al- wurud.48 

F. Tujuan dan Kegunaan  

     1. Tujuan 

          Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat di lihat bahwa tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

                                                             

45 Maqlub yaitu hadis yang terbaik susunan kalimatnya tidak sesuai dengan susunan yang 

semestinya, terkadang mendahulukan yang seharusnya diakhirkan atau sebaliknya, atau mengganti 

kata lain dengan tujuan tertentu.   

46  Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis 

(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 19. 

47 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 86 

48 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 13.  
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a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang ukhuwah islamiyah riwayat Abu 

Dawud 

b. Untuk mengetahui kandungan hadis tentang ukhuwah islamiyah riwayat 

Abu Dawud  

2. Kegunaan  

Melalui penjelasan dan deskripsi di atas, diharapkan penelitiaan ini 

berguna untuk; 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan dalam 

pengembangan studi ilmu hadis. 

b. Menambah kemampuan dalam berfikir dan sebagai media untuk 

meningkatkan kemampuan penalaran pada aspek pemahaman hadis 

tentang ukhuwah islamiyah sehingga dapat diterapkan dalam konteks 

sekarang ini. 
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BAB 11 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Ukhuwah Islamiyah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ukhuwah berarti  

persaudaraan. Sedangkan Islamiyah bermakna persaudaraan di Islam.49  

Secara etimologi, kata Ukhuwah berasal dari kata “akhun” berarti dua 

orang yang kelahirannya sama dari dua sisi; ayah ataupun ibu, atau salah satu 

diantara keduanya, atau karena sepersusuan. Kadang kata ini juga di gunakan bagi 

dua orang yang sama ras, agama, karakter, pergaulan atau dalam kecintaan dan 

lain sebagainya. 50  Sedangkan Islamiyah yang di rangkai dengan ukhuwah di 

pahami sebagai ajektif sehingga ukhuwah islamiyah berarti “persaudaraan bersifat 

islam,” atau “persaudaraan secara islam.”51  

Dalam kamus Lisan Al-‘Arab kata  َخَ أ   yang memiliki asal kata akhwun 

خَ أَ  ,bermakna; pertama, saudara senasab atau saudara sekandung. Kedua (أخو)   

juga bermakna teman dekat/sahabat. Dalam kitab Tahdzibut Tahdzib yang dikutip 

dalam kamus Lisan Al-‘Arab, Al-akhwu ( الَخو  ) adalah tunggal (dalam arti 

saudara 1), sedang yang 2 saudara disebut akhowaani (  dan jamaknya ( اخوان 

adalah Ikhwan ( اخوان ) atau ikhwah ( اخوة ).52 

                                                             

49 Tim Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 

1238. 

50  Musthafa Al-Qudhat, Prinsip-Prinsip Ukhuwah Dalam Islam (Solo: Hasanah Ilmu, 

1994), h. 12.  

51 M. Qurais Shihab, Membumikan Al-Qur’an ( Cet. I; Bandung: Mizan, 1992), h. 358  

52 Ibnu Manzur, Lisan Al-Arab, Jilid I, (Bairut: Daru Sadir), h. 40.  
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Ukhuwah pada mulanya berasal dari bahasa Arab  َيأَ خُو –خَا أ  yang berarti 

saudara, dan  ُأخُُوَة sebagai bentuk masdarnya yang berarti “persaudaraan”. 53 

Ukhuwah berasal dari kata dasar akhun, yang berarti saudara.54 Persaudaraan yang 

dimaksud dalam ukhuwah ini bukan hanya terbatas pada saudara yang masih 

punya hubungan darah, melainkan saudara seiman. Sehingga dalam ukhuwah 

islamiyah tidak hanya terbatas oleh suku, bangsa dan lain sebagainya.55  

Sedangkan kata Islamiyah berasal dari kata “Islam” yang dalam hal ini 

memberi/menjadi sifat dari ukhuwah, sehingga menjadi persaudaraan Islam atau 

pergaulan menurut norma Islam. Ukhuwah islamiyah adalah gambaran tentang 

hubungan antara orang-orang Islam sebagai satu ikatan persaudaraan, dimana 

antara yang satu dengan yang lainnya seakan-akan berada dalam satu ikatan. 

Ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniai 

Allah kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa yang menumbuhkan 

perasaan kasih sayang persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap 

saudara.56 Ukhuwah Islamiyah yang secara jelas dinyatakan dalam hadis adalah 

setiap mukmin adalah saudara yang diperintahkan Allah untuk saling 

mengikrarkan perdamaian dan berbuat kebajikan di antara satu dengan yang 

lainnya, dalam rangka taat kepada-Nya.57 

Ukhuwah Islamiyah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai 

persaudaraan sesama muslim. Namun, dalam pengertian yang lebih luas dapat 

                                                             

53 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 

2007), h. 36.  

54 KH Achmad Warson Munawir, KH. A. Mustofabisri, Kamus Al-Bisri Indonesia Arab 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h. 312.  

55 Louis ma’luf al-yasui, Kamus al-Munjid fi al-Lughah wa al a’lam (Bairut: Dar al-

Masyriqi. 1986), h. 5.  

56 Cecep Sudirman Anshori, “Ukhuwah Islamiyah Sebagai Fondasi Terwujudnya 

Organisasi Yang Mandiri dan Profesional”, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol.14 No.1 

– 2016. 

57 Juwariyah, Hadis Tarbawi (Cet. I: Yogyakarta: Teras, 2010), h. 47-48.  
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diartikan sebagai tim kerja (team work) kaum beriman. 58  Umat Islam yang 

mayoritas berbangsa berarti bertanggung jawab atas kemajuan bangsanya. Sukses 

atau tidaknya kemakmuran yang terjalin, serta bertanggung jawab atas terjalinnya 

ukhuwah islamiyah dalam arti tim kerja yang kompak. 

Ukhuwah Islamiyah memiliki beberapa makna yakni persaudaraan antar 

sesama muslim, persaudaraan yang bersifat Islam atau persaudaraan secara Islam, 

yang kemudian di istilahkan dalam bahasa pembangunan kita dengan kerukunan 

antar umat Islam. 59  Namun, M. Quraish Shihab berkata Maksud ukhuwah 

Islamiyah dalam bukunya wawasan al-Qur’an (2007: 486-487) yaitu sebagai 

berikut: 

Istilah ukhuwah islamiyah perlu didudukan maknanya, agar bahasan kita 
tentang ukhuwah tidak mengalami kerancauan. Untuk itu terlebih dahulu 
perlu dilakukan tinjauan kebahasan untuk menetapkan kedudukan kata 
islamiyah dalam istilah di atas. Selama ini ada kesan bahwa istilah tersebut 
bermakna persaudaraan yang dijalin oleh sesama Muslim, sehingga 
dengan demikian kata “Islamiyah” dijadikan pelaku ukhuwah itu. 

Pemahaman ini kurang tepat. Kata islamiyah yang dirangkaikan dengan 
kata ukhuwah, lebih tepat dipahami sebagai adjektiva, sehingga ukhuwah 
islamiyah berarti persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan 
oleh Islam.60 

Menurut Fathur Suhardi juga menyatakan bahwa Ukhuwah Islamiyah 

merupakan suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam, 

walaupun tanah air mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda, tetapi 

tetap terikat sehingga setiap individu dalam umat Islam senantiasa terkait antara 

satu sama lainnya, membentuk suatu bangunan umat yang kokoh.61 

                                                             

58 Syahrin Harahap, Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur’an Dalam 

Kehidupan Modern Di Indoneisa (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 126. 

59 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an Fungsi Peran Wahyu Dalam Kehidupan 

Masyarakat (Bandung: Mizan, 1992), h. 358.  

60 M. Qurais Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Cet. I; Bandung: Mizan, 1992), h. 486-487. 

61 Fathur Suhardi, Prinsip Ukhuwah Dalam Islam, h. 15. 
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Menurut Tholhah Hasan, Ukhuwah Islamiyah merupakan hubungan 

sesama muslim tanpa membedakan luas dan sempitnya kapasitas hubungan, mulai 

dari hubungan keluarga, masyarakat sampai hubungan antar bangsa, hubungan ini 

mempunyai bobot religious.62 

Ukhuwah adalah nikmat Allah, anugerah suci, dan pancaran cahaya 

Rabbani yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang setia dan terpilih. 

Ukhuwah adalah pemberiaan Allah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dengan 

ukhuwah, sesama muslim akan saling mendukung dan menguatkan untuk menjadi 

satu umat yang kuat.63 

B. Macam-Macam Ukhuwah Islamiyah 

Dilihat dari segi bentuknya, bahasa tentang ukhuwah dalam Al-Qur’an 

muncul dalam dua bentuk, yaitu jamak dan tunggal. Bentuk tunggal dengan 

memakai kata akh (saudara laki-laki) dan ukht (saudara perempuan). Adapun 

bentuk jamaknya memakai kata Ikhwan, akhawat dan ikhwati.64 Adapun macam-

macam Ukhuwah Islamiyah adalah: 

1. Ukhuwah Ubudiyah 

Ukhuwah ubudiyah atau persaudaraan sesama makhluk dan kesetundukan 

kepada Allah yaitu bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki 

persamaan.65 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Adz Dzariat ayat 56: 

(                                      56وَمَا خَلقَ تُ ال جِنَّ وَالِإن سَ إلََِّ لِيعَ بدُوُنِ  )

        

Terjemahnya : 

                                                             

62 Tholhah Hasan, Prospek Islam Dalam Menghadapi Tatanan Zaman (Jakarta: Lantabora 

Press, 2003), h. 24.  

63 Faridl, K.H.M. 2014. Lentera Ukhuwah (Bandung: Mizania). 

64  Abdullah Salim, Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat (Jakarta: 

Media Dakwah, 1994), h. 123-153. 

65 M. Qurais Shihab, Membumikan Al-Qur’an ( Cet. I; Bandung: Mizan, 1992), h. 358.  



22 
 

 
 

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka   
mengabdi kepada-Ku. (QS. Adz Dzariat: 56)66 

2. Ukhuwah Insaniyah 

Ukhuwah insaniyah atau saudara sekemanusian adalah seluruh manusia 

adalah bersaudara, Karena mereka berasal dari ayah ibu yang sama, yaitu Adam 

dan Hawa. Ukhuwah insaniyah juga merupakan persaudaraan yang berlaku pada 

semua manusia secara universal tanpa membedakan agama, suku, ras, dan aspek-

aspek kekhususan lainnya. Hal ini berarti bahwa manusia itu diciptakan dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan. (Qs. Al-Hujurat: 13) 

باً انُ ثىَ وَجَعَل نَكُم  شُعوُ  ن  ذكََرٍ وَّ قبَآَئِلِ لِتعَاَرَفوُ   ياَيَُّهَاالنَّاسُ انَِّاخَلقَ نَكُم  مِّ انَِّ  ا  وَّ

رَمَكُم  عِن داَللهِ اتَ قَكُم        (  13انَِّ اللهَ عَليَ مٌ خَبيِ رٌ ) اكَ 

Terjemahnya : 
 

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, 
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertakwa. Sungguh, Allah maha Mengetahui, Maha Teliti. (Qs. Al 
Hujurat/49 :13)67 

Dengan demikian, Al-Qur’an melihat bahwa semua manusia mengacu 

pada ukhuwah insaniyah, karena dalam persaudaraan ini tidak melihat 

perbandingan agama, bahkan persaudaraan ini dalam arti yang umum yaitu tidak 

ada pembenaran untuk saling menyakiti atau mengkritik satu sama lain.  

3. Ukhuwah Wathaniyah wa Nasab 

Ukhuwah wathaniyah wa nasab yaitu persaudaraan dalam kebangsaan dan 

keturunan. Ayat-ayat macam ini banyak dan hampir mendominasi semua 

                                                             

66  Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya, (Jakarta : Magfira 

Pustaka, 2006). 

67  Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya, (Jakarta : Magfira 

Pustaka, 2006). 
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ukhuwah. Sebagaimana dikemukakan oleh Quraish Shihab tentang macam-

macam makna akh (saudara) dalam Al-Qur’an yaitu dapat berarti: 

a. Saudara kandung atau saudara seketurunan, seperti ayat yang berbicara 

tentang warisan atau keharaman menikahi orang-orang tertentu.68 

b. Saudara karena adanya ikatan keluarga69 

c. Saudara karena sebangsa meskipun tidak seagama70 

d. Saudara dalam masyarakat meskipun berselisih paham71 

e. Saudara karena ikatan Agama.72  

Sebenarnya jika dilihat lebih jauh saudara seketurunan dan saudara 

sebangsa, seagama ini merupakan pengkhususan dari persaudaraan kemanusian. 

Lingkup persaudaraan ini dibatasi oleh suatu wilayah tertentu. Baik itu berupa 

keturunan, masyarakat ataupun oleh suatu bangsa atau negara. 

4. Ukhuwah fi Din al Islam 

Ukhuwah fi din al Islam adalah persaudaraan antar sesama muslim. Lebih 

tegasnya bahwa antar sesama muslim menurut ajaran Islam adalah saudara. 

Sebagaimana disebutkan dalam Qs. At-Taubah: 11 

ا وَاقَاَمُوا الصَّ  فاَِن   ي نِ  توَُا الزَّ ك  وةَ وَا  ل  تاَبوُ  وَانكُُم  فيَ الدِّ لُ الَ    وةَ فاَِخ  مٍ ي  وَنفُصَِّ تِ لِقَو 

نَ ) ( 11يَّع لَمُو   

Terjemahnya : 

Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, 
maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami 

                                                             

68 Lihat Qs. An-Nisa: 23.  

69 Lihat Qs. Thaha: 29-30. 

70 Lihat Qs. Al-A’raf: 65. 

71 Lihat Qs. Shad: 23. 

72 M. Qurais Shihab, Membumikan Al-Qur’an ( Cet. I; Bandung: Mizan, 1992), h. 487-

488. 
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menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (Qs. At-
Taubah :11)73 

Ukhuwah fi Din al Islam memiliki kedudukan yang mulia dan derajat yang  

tinggi dan tidak dapat diungguli dan disamai oleh ikatan apapun.74 Ukhuwah ini 

kokoh dibandingkan dengan ukhuwah yang berdasarkan keturunan, karena 

ukhuwah yang berdasarkan keturunan akan terputus dengan perbedaan agama, 

sedangkan ukhuwah berdasarkan akidah tidak akan putus dengan bedanya 

nasab.75  

Konsep ukhuwah fi Din al Islam merupakan fakta dan bukti nyata adanya 

persaudaraan yang hakiki, karena semakin banyak persamaan maka semakin 

kokoh pula persaudaraan, persamaan rasa dan cita. Hal ini merupakan faktor 

dominan yang mengawali persaudaraan yang hakiki yaitu persaudaraan antar 

sesama muslim dan iman sebagai ikatannya. Makna lainnya adalah bahwa dalam 

solidaritas sosial bukan hanya konsep take and give saja yang bicara tetapi sampai 

pada taraf merasakan derita saudaranya.76 

Kaum muslimin tidak dapat mencapai tujuan-tujuannya, yaitu 

mengaplikasikan syariat Allah ditengah-tengah manusia kecuali jika mereka 

bekerja sama dalam amalnya. Persaudaraan disini bukan hanya berarti kerja sama, 

saling mengenal atau saling dekat, karena persaudaraan dalam Islam lebih kuat 

dari segala pengertian saling mengenal, saling mengerti, saling membantu dan 

solidaritas. Makna-makna ini hanya dapat diperkuat dan ditingkatkan dengan 

persaudaraan dalam Islam mendorong tercapainya keharmonisan dan 

                                                             

73  Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya, (Jakarta : Magfira 

Pustaka, 2006). 

74 Nashir Sulaiman al-Umar, Tafsir Surat al Hujurat: Manhaj Pembentukan Masyarakat 

Berakhlak Islam (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994), h. 249.  

75  Ali Abdul Halim Mahmud, Fiqh al Ukhuwah fi al Islam, Terj. Hawn Murtahdo, 

Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 14.  

76 M. Qurais Shihab, Membumikan Al-Qur’an ( Cet. I; Bandung: Mizan, 1992), h. 491. 
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menghilangkan persaingan dan permusuhan pada diri manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat mereka sebab persaudaraan ini menumbuhkan rasa cinta dan benci 

di hadapan Allah, yaitu cinta kepada orang yang memegang kebenaran, kesabaran 

dan ketakwaan serta membenci orang yang memegang kebatilan, mengikuti hawa 

nafsu serta berani melanggar keharaman yang telah digariskan Allah.77 

Seorang mukmin haruslah menyadari dan memahami makna tentang 

persaudaraan ini, sehingga mengakui orang mukmin lainnya sebagai saudaranya. 

Dari sini akan timbul suatu kerja sama dan gotong royong sehingga terciptalah 

suatu masyarakat muslim yang serasi dan harmonis. Akhirnya terbentuklah suatu 

masyarakat yang ideal, yaitu sosok masyarakat yang diwarnai oleh jalinan 

solidaritas sosial yang tinggi, rasa persaudaraan yang solid antar manusia. 

Sebagaimana dalam sejarah manusia. Masyarakat seperti ini pernah eksis dalam 

masyarakat madani yang dibina Rasulullah saw. sesama warganya terjalin cinta, 

semangat gotong royong dan kebersamaan yang tinggi. 

C. Hak dan Kewajiban Ukhuwah Islamiyah 

مَعِي لُ وَهُوَاب نُ حَدَّ  رٍ قاَلوُا حَدَّثنَاَ إِس  يىَ ب نُ أيَُّوبَ وَقتُيَ بةَُ وَاب نُ حُج  عَن  جَع فَرٍ ثنَاَ يَح 

رَةَ أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ قاَلَ حَقُّ  ال علَََءِ عَن  أبَيِ هِ عَن  أبَيِ هرَُي 

م  عَليَ هِ وَإِذاَ  لِمِ سِتٌّ قيِ لَ مَا هنَُّ ياَ رَسُولَ اللهِ قاَلَ إِذاَ لقَِي تهَُ فَسَلِّ لِمِ عَلىَ ال مُس  ال مُس 

 َ تنَ صَحَكَ فاَن صَح  لهَُ وَإذِاَ عَطَسَ فَحَمِدَ دعََاكَ فأَ ت هُ وَإِذاَ مَرِضَ جِب هُ وَإِذاَ اس  اللهَ فسََمِّ

 فعَدُ هُ وَإذِاَ مَاتَ فاَتَّبعِ هُ )رواه مسلم(78                      

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta 
Ibnu Hujr, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma’il 

                                                             

77  Ali Abdul Halim Mahmud, Fiqh Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim Dalam 

Islam (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 140. 

78  Imam Muhammad Ibn Kholifah Wasyatani al Ubiy dan Imam Muhammad Ibn 

Muhammad Ibn Yusuf al-Sanusi Hasan, Sahih Muslim, Ikamlul Ikmal al Mu’lim, Juz VII (Beirut: 

Darul Kitab al Ilmiyah, 1994), h. 325-326  
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yaitu Ibnu Ja’far dari Al’Alla dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa 
Rasulullah Saw. bersabda: “Hak seorang muslim terhadap seorang 
muslim ada enam perkara.” Lalu beliau ditanya; ‘Apa yang enam 
perkara itu, ya Rasulullah? ‘Jawab beliau: Bila engkau bertemu 
dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Bila dia mengundangmu, 
penuhilah undangannya. Bila dia minta nasihat, berilah dia nasihat. 
Bila dia bersin lalu dia membaca tahmid, doakanlah semoga dia 
memperoleh rahmat. Bila dia sakit, kunjungilah dia. Dan bila dia 
meninggal, ikutlah mengantar jenazahnya ke kubur’ (HR. Muslim) 

Dari hadis tersebut tergambar bahwa hak muslim terhadap muslim 

lainnya ada 6 yaitu: 

1. Jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. 

2. Jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. 

Memenuhi undangan itu wajib pada setiap undangan, namun ulama 

merinci atau mengkhususkan pada undangan walimah dan sejenisnya saja. 

Apabila mendapat dua undangan dalam waktu yang sama, undangan yang 

pertama diterima wajib untuk dipenuhi sedangkan yang kedua sunnah 

untuk dipenuhi. 

3. Jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat.79 

4. Jika ia bersin dan mengucapkan “Alhamdulillah” maka doakanlah ia 

dengan ‘Yarhamukallah’ (artinya: mudah-mudahan Allah memberikan 

rahmat kepadamu).  

5. Jika ia sakit maka jenguklah. 

6. Jika ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya.  

Gambaran tentang hak sesama muslim menurut hadis di atas hanya 

merupakan contoh kecil tentang perlunya sesama muslim untuk memenuhi hak-

hak saudara muslim lainnya.  

                                                             
79 Lihat Hadis Arbain’ an-Nawawi, riwayat Bukhari dan Imam Muslim, h. 22.  
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BAB III 

KUALITAS HADIS TENTANG UKHUWAH ISLAMIYAH 

A. Klasifikasi Melalui Takhrij al-Hadis 

1. Pengertian Takhrij al-Hadis  

Menurut bahasa, kata takhrij adalah bentuk masdar dari kata kharraja-

yukharriju-takhrijan (  تخريجا - يخرج – خرج  ) yang terdiri dari huruf  kha, 

ra, dan jim, mempunyai dua makna dasar yaitu: al-nafaz ‘an al-syai’( النفاذ عن  

) yang artinya menembus sesuatu dan ikhtilaf launain ( الشئ  ( اختلَف لونين 

yang artinya perbedaan dua warna.80 

Menurut Mahmud al-Tahhan, takhrij pada dasarnya mempertemukan dua 

perkara yang berlawanan dalam satu bentuk. Sedangkan menurut Hasbi as-

Shiddieqy dalam sejarah dan pengantar ilmu hadis, takhrij menurut bahasa yaitu 

mengeluarkan sesuatu dari suatu tempat. 

Menurut istilah ada beberapa definisi takhrij yang dikemukakan oleh para 

ulama, diantaranya sebagai berikut: 

a.  Mengambil suatu hadis dari suatu kitab lalu mencari sanad yang lain dari 

sanad penyusun kitab itu. Orang yang mengajarkan hal ini dinamai: 

mukharrij dan mustakhrij. 

b. Menerangkan bahwa hadis itu terdapat dalam suatu kitab yang dinukilkan 

ke dalamnya oleh penyusunnya dari suatu kitab lain, seperti kita katakan: 

Bukhary.Akhrajahul Bukhary ( اخرجه البخاري  ) = dinukilkan kedalam 

kitabnya oleh  

                                                             

80  Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakarriya, Mu’jam Maqayis al-Lugah, Juz II 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1399H/1979 M), h. 175.  
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c. Menerangkan perawi dengan derajat hadis yang tidak diterangkan.81 

Kata hadis berasal dari bahasa Arab al-Hadis, jamaknya adalah al-ahadis 

berarti sesuatu yang sebelumnya tidak ada (baru). 82  Sedangkan dalam istilah 

muhaddisun, hadis adalah segala apa yang berasal dari Nabi saw. baik dalam 

bentuk perkataan, perbuatan, persetujuan (taqrir), sifat, atau sejarah hidup 

beliau.83 

Adapun kata takhrij al-hadis, ulama beragam dalam memberikan defenisi, 

Adapun menurut Syuhudi Ismail bahwa takhrij al-hadis ialah penelusuran atau 

pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang 

bersangkutan yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan 

sanad hadis yang bersangkutan.84 Namun defenisi yang paling sering digunakan 

adalah “Mengkaji dan melakukan ijtihad untuk membersihkan hadis dan 

menyandarkannya kepada mukharrij-nya dari kitab-kitab al-jami’, al sunan dan 

al-musnad setelah melakukan penelitian dan pengkritikan terhadap keadaan hadis 

dan perawinya.85 

Olehnya itu kegiatan dari takhrij al-hadis ini sangatlah penting, sedikitnya 

ada tiga hal yang menyebabkan pentingnya kegiatan takhrij al-hadis dalam 

melaksanakan penelitian hadis, yaitu: 

a. Untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti 

b. Untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti 

                                                             

81 Muh. Hasbi As-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (Jakarta: Bukan Bintang, 

1991), h. 194.  

82 Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakarriya, Mu’jam Maqayis al-Lugah, Juz II 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1399H/1979 M), h. 28. 

83 Manna al-Qatan, Mahabis fi ‘Ulum al-Hadis (Cet. IV: Kairo, Makhtabah Wahbah, 

1425 H/2004 M), h. 15.   

84  Muhammad Syuhudi Ismail, Metedologi Penelitian Hadis (Cet: I: Jakarta: Bulan 

Bintang, 1992), h. 43. 

85 Abd al-Rauf al-Manawi, Faid al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Shagir, Juz I (Cet. I; Mesir: 

al-Makhtabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356 H), h. 170.  
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c. Untuk mengetahui ada atau tidaknya syahid dan mutabi86 pada sanad yang 

diteliti. 

2. Metode Takhrij al-Hadis 

Untuk mengetahui kejelasan hadis beserta sumber-sumbernya, ada 

beberapa metode takhrij yang dapat dipergunakan. Metode-metode takhrij ini 

diupayakan oleh para ulama dengan maksud untuk mempermudah mencari hadis-

hadis Nabi. Para ulama telah banyak mengkodifikasikan hadis-hadis dengan 

mengaturnya dalam susunan yang berbeda satu dengan lainnya, sekalipun 

semuanya menyebutkan ahli hadis yang diriwayatkannya. Perbedaan cara-cara 

mengumpulkan inilah yang akhirnya memunculkan Ilmu Takhrij.  

Untuk melakukan langkah takhrij al-hadis, maka diperlukan beberapa 

metode sebagai acuan yang digunakan dalam penelitian hadis, diantaranya 

menurut Abu Muhammad ‘Abd al-Hadi bin ‘Abd Qadir bin ‘Abd al-Hadi 

menyebutkan bahwa ada lima macam bentuk metode takhrij antara lain: 

a. Takhrij menurut lafal pertama hadis 

b. Takhrij menurut salah satu lafal matan hadis 

c. Takhrij menurut periwayat pertama 

d. Takhrij menurut tema hadis 

e. Takhrij menurut klasifikasi jenis hadis 

 

Adapun uraian lengkapnya adalah sebagai berikut : 

a. Takhrij Melalui Lafal Pertama Matan Hadis 

Sebagian menganggap bahwa metode ini adalah cara termudah dalam 

mencari hadis. Metode ini digunakan berdasarkan lafal pertama dari matan hadis. 

                                                             
86 Syahid adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang semakna dengan hadis 

yang diriwatkan oleh shahaby yang lain, sedangkan Mutabi’ adalah hadis yang diriwayatkan oleh 

seseorang yang sesuai lafaldhnya riwayat orang lain. Lihat: Muh. Hasbi as-Shiddieqy, Sejarah dan 

Pengentar Ilmu Hadis. H. 225.  
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Di samping itu, metode ini juga mengkodifikasinkan hadis-hadis yang lafal 

pertamanya sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Adapun kitab-kitab yang disusun 

berdasarkan huruf hijaiyah sebagai berikut: 

1. Kitab Al-Jami’ al-Sagir fi Ahadis al-Basyir al-Nazir 

Kitab ini dikarang oleh al-Hafiz Jalal al-Din Abu al-Fadl ‘Abd al-

Rahman bin Abi Bakr Muhammad al-Khudairi al-Suyuti al-Syafi’i atau 

lebih dikenal dengan Imam al-Suyuti. Dalam mentakhrij suatu hadis, 

dalam kitab ini diatur menurut urutan huruf hijaiyah agar pencarian lebih 

mudah. Kemudian dengan lafal pertama (awal) dari matan hadis dengan 

pasti. 

Dalam kitab ini tidak menuliskan keterangan-keterangan hadis 

secara lengkap, tetapi disingkat lalu digunakan kode-kode tertentu: صح 

berarti ح  , صحيح berartiحسن dan ض berarti ضعيف . 

Kemudian dalam penyusunan kitab ini, ditulis nama-nama kitab 

yang didalamnya terdapat hadis-hadis yang disusun. Kode-kode yang 

dipakai oleh penyusun kitab ini tercantum dalam muqaddimahnya, berikut 

keterangan maksud kode-kode tersebut, diantaranya: 

a. خ berarti Imam Bukhari dalam Sahihnya 

b. م berarti Imam Muslim dalam Sahihnya 

c. ق berarti Hadis muttafaq ‘alaih (Imam Bukhari dan Muslim 

dalam kedua sahihnya) 

d. د berarti Imam Abu Dawud dalam sunannya 

e. ت berarti Imam Turmuziy dalam sunannya 

f. ن  berarti Imam Nasa‘i dalam sunannya 

g. ه  berarti Ibnu Majah dalam sunannya 
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h. ٤ berarti Hadis yang diriwayatkan oleh empat ulama hadis 

dalam sunan mereka (Abu Dawud, Turmuzi, Nasa‘i dan Ibnu 

Majah) 

i. ٣ berarti diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmuzi dan Nasa‘i 

j. حم  berarti Imam Ahmad dalam musnadnya. 87  

2. Kitab Fath al-Kabir fi Damm al-Ziyadah li Jami’ al-Sagir   

Setelah Imam Al-Suyuti selesai menyusun kitab “Al-Jami’ Al-

Saghir” yang lain. Dalam kitab tersebut beliau menyatukan antara hadis-

hadis perkata yang terdapat dalam kitab al-Jami’al-Kabir dengan hadis-

hadis dari luar al-Jami’al-Kabir. Keistimewaan yang dimiliki kitab al-

Fathu al-Kabir ini ialah mencakup hadis-hadis yang banyak sekali 

jumlahnya, karena ia merupakan perpaduan dari dua kitab. Sedangkan 

kekurangannya beliau dalam kumpulannya tidak menyebutkan hukum-

hukum hadis, baik yang sahih, hasan dan yang Dha’if, padahal ini sangat 

penting sekali.  

Kegunaan metode kitab ini sama seperti yang digunakan oleh kitab 

al-Jami’ al-Saghir  yang lalu, hanya saja bila kita mendapatkan huruf  (ز)  

ini berarti hadis tersebut berpindah dari ziyadah al-Jami’. Dalam kitab 

karya al-Suyuti memiliki keistimewaan dan memiliki kekurangan 

3. Kitab Jam’u al-Jawami’ atau al-Jami’ al-Kabir 

Kitab ini diklasifikasikan dalam dua kelompok, yakni hadis 

perkataan (qauliy), dan hadis perbuatan (fi’liy) diklasifikasikan dalam 

tempatnya tersendiri. Sistematik yang digunakan dalam penyusunan hadis-

hadis perkata sama halnya dengan urutan huruf-huruf hijaiyah yang 

terdapat pada huruf pertama dan seterusnya dari matan hadis. Adapun 

                                                             

87Abu Muhammad, Metode Takhrij Hadis (Cet. I. Semarang: Dina Utama,1994)  
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hadis fi‘liy disusun menurut nama-nama sahabat. Penyusun menuliskan 

nama setiap sahabat kemudian menulis hadis-hadis yang diriwayatkan 

oleh masing-masing mereka, baik berupa perbuatan Rasul yang dilihatnya 

atau perbuatan sendiri. 

b. Takhrij Melalui Salah Satu Lafadz Matan Hadis 

Metode ini bergantung kepada salah satu lafadz yang terdapat dalam 

matan hadis, baik itu berupa isim (nama benda) atau fi‘il (kata kerja). Dalam 

penyusunan kitab ini menitikberatkan peletakan hadis menurut lafal-lafal yang 

asing. Semakin asing (gharib) suatu kata, maka pencarian hadis akan semakin 

mudah dan efisien. Di samping itu kitab ini mempunyai keistimewaan dan 

kekurangan . 

Di antara keistimewaan metode ini ialah: 1) Metode ini mempercepat 

pencarian hadis-hadis; 2) Para penyusun kitab-kitab takhrij dengan metode ini 

membatasi hadis-hadis dalam beberapa kitab-kitab induk dengan menyebutkan 

nama kitab, juz, bab dan halaman; 3) Memungkinkan pencarian hadis melalui 

kata-kata apa saja yang terdapat dalam matan hadis. 

Sedangkan di antara kekurangan metode ini ialah: 1) Keharusan memiliki 

kemampuan bahasa arab beserta perangkat ilmu-ilmunya yang memadai. Karena 

metode ini menuntut untuk mengembalikan setiap kata-kata kuncinya kepada kata 

dasarnya; 2) Metode ini tidak menyebutkan perawi dari kalangan sahabat untuk 

mengetahui nama sahabat yang menerima hadis dari Nabi saw.; 3) Terkadang 

suatu hadis tidak didapatkan dengan satu kata sehingga orang yang mencarinya 

harus menggunakan kata-kata yang lain. 

Pada kitab ini dalam metode takhrij melalui kata-kata yang terdapat dalam 

Matan hadis adalah kitab Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi oleh A. 

J. Wensinck. Kitab Mu’jam ini merupakan kumpulan hadis-hadis yang terdapat 
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dalam Sembilan kitab induk hadis: a) Shahih al-Bukhariy; b) Shahih Muslim; c) 

Sunan Turmudziy; d) Sunan Abu Dawud; e) Sunan Nasa’i; f) Sunan Ibnu Majah; g) 

Sunan al-Darimiy; h) Muwaththa’ Malik; i) Musnad Imam Ahmad. 

Dalam mentakhrij suatu hadis dengan metode ini, maka langkah pertama 

adalah menentukan kata kuncinya. Artinya kata tersebut adalah sebagai alat untuk 

mencari hadis. Setelah itu kembalikan kata tersebut kepada bentuk dasarnya. Lalu 

mencari dalam kitab mu’jam menurut urutannya dalam huruf hijaiyah. Langkah 

selanjutnya mencari bentuk kata sebagaimana yang terdapat dalam kata kunci 

tersebut untuk menemukan hadis yang di maksud. Kode-kode kitab terdapatnya 

hadis tersebut tercantum disamping setiap hadis. Demikian pula halnya dengan 

tempat hadis tersebut dalam kitabnya. Kode-kode tersebut bukan hanya sekedar 

memperkenalkan kitab sumber hadis, tetapi bermaksud menganjurkan untuk 

menilai setiap hadisnya. Berikut kode-kode yang digunakan untuk keterangan 

tempat hadis, yaitu: 

 خ berarti Shahih al-Bukhariy dengan mencantumkan tema dan nomor 

bab terhadap hadis 

 د berarti Sunan Abu Dawud dengan mencantumkan tema dan nomor 

bab terhadap hadis 

 ت berarti Sunan Turmuziy dengan mencantumkan tema dan nomor 

bab terhadap hadis 

 ن berarti Sunan al-Nasa’iy dengan mencantumkan tema dan nomor 

bab terhadap hadis 

 جه berarti Sunan Ibnu Majah dengan mencantumkan tema dan nomor 

bab terhadap hadis 

 دى  berarti Sunan Darimiy dengan mencantumkan tema dan nomor 

bab terhadap hadis 
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 م berarti Shahih Muslim dengan mencantumkan tema dan nomor bab 

terhadap hadis 

 ط berarti Muwaththa’ Malik dengan mencantumkan tema dan nomor 

bab terhadap hadis 

 حم berarti Musnad Imam Ahmad dengan mencantumakan nomor juz 

dan halaman terhadap hadis. 

c. Takhrij Melalui Periwayat Pertama Hadis 

Metode ini berdasarkan pada perawi pertama suatu hadis, baik perawi dari 

kalangan sahabat bila sanad hadisnya bersambung kepada Nabi (muttasil), atau 

dari kalangan tabi‘in. Sebagai langkah pertama ialah mengenal lebih dahulu 

perawi pertama setiap hadis yang akan ditakhrij melalui kitab-kitabnya. Langkah 

selanjutnya mencari nama perawi pertama tersebut dalam kitabnya, kemudian 

mencari hadis-hadis yang tertera dibawah nama perawi pertama. Adapun kitab-

kitab yang digunakan dalam metode takhrij ini adalah: 

1. Tuhfah al-Asyraf bi Ma’rifah al-Atraf oleh al-Hafiz al-Muhaqqiq 

Muhaddis al-Syam Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zakki ‘Abd al-

Rahman ibn Yusuf al-Qada’i al-Qalbi al-Mizzi al-Dimisyqi al-Syafi‘i atau 

dikenal dengan Imam al-Mizzi. 

2. Kitab Syawahir al-Mawaris fi ala Mawadhi al-Hadis oleh Imam Allamah 

Abd al-Ghani bin Isma’il al-Hanafia al-Dimisyqi. Yang lahir di damaskus 

5 dzulhijjah tahun 1050 H, dan wafat pada tahun 1143 H.88 

                                                             

88Kelebihan yang dimiliki kitab ini yakni; penyusunannya yang teliti yang memudahkan 

peneliti sampai kepada tujuan, dapat melakukan takhrij hadis dari sahabat yang di cari, dapat 

mengetahui hadis-hadis yang dimiliki setiap sahabat dalam tujuh induk hadis, dapat mengetahui 

hadis-hadis mursal yang terdapat dalam tujuh kitab tersebut, dapat mengetahui hadis-hadis yang 

dalam jalannya sanad terdapat seorang yang samar namanya, agar dapat dijadikan ibarat untuk 

dipelajari melalui periwayat lain yang bersambung, terutama kesamaran nama tersebut terjadi pada 

selain sahabat. Sedangkan kekurangannya: penggunaan kitab ini sangat bergantung pada 

pengenalan perawi teratas, baik sahabat atau tabi’in. Ini sesuatu yang terkadang tidak mudah, 

kesulitan mencari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang termaksud banyak riwayatnya. 
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3. Kitab-kitab Musnad seperti Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal disusun 

oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Lahir pada tahun 164 H dan wafat pada 

jum’at 12 rabiul awal 241 H.89 

d. Takhrij Menurut Tema Hadis 

Takhrij dengan metode ini bersandar pada pengenalan tema hadis dan 

sebagian ahli mengatkan bahwa takhrij al-hadis dengan pendekatan tema 

merupakan cara terbaik dalam mencari hadis. Disamping itu, metode ini juga 

memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Adapun kelebihan metode ini: 1) Metode tema hadis tidak membutuhkan 

pengetahuan-pengetahan lain diluar hadis, seperti keabsahan lafal pertamanya, 

sebagaimana metode pertama, pengetahuan bahasa arab dengan perubahan-

perubahan katanya sebagai metode kedua, dan pengenalan perawi teratas sebagai 

metode ketiga, yang dituntut oleh metode ke empat ialah pengetahuan akan 

kandungan hadis. Hal ini logis dalam mempelajari hadis-hadis, 2)metode ini 

mendidik ketajaman pemahaman hadis pada diri penelitian. Seorang peneliti 

setelah menggunakan metode ini beberapa kali akan memiliki kemampuan yang 

bertambah terhadap tema dan maksud hadis yang merupakan fiqh hadis; 3)metode 

ini juga memperkenalkan kepada peneliti maksud hadis yang dicarinya dan hadis-

hadis yang senada dengannya, ini tentunya akan menambah semangat dan 

membantu memperdalam permasalahan. 

Sedangkan kekurangannya; 1) Terkadang kandungan hadis sulit 

disimpulkan oleh seorang peneliti hingga tidak dapat menentukan temanya. 

Akibatnya dia tidak mungkin memfungsikan medote ini; 2) Terkadang pula 

                                                             

89Kelebihan musnad ini ialah; musnad ini mencakup hadis–hadis dalam jumlah yang 

sangat banyak, memiliki nilai kebenaran yang lebih banyak dari yang lainnya, kitab ini mencakup 

hadis-hadis dan asar-asar yang tidak terdapat pada lainya. Sedangkan kekurangannya: tanpa 

mengetahui nama sahabat tidak mungkin sampai pada hadis yang ditujuh ,untuk mengetahui hadis 

maudhu’ mengharuskan membaca musnad keseluruan, dari segi tata letaknya mengakibatkan sulit 

menggunakan musnad dengan efisien. 
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pemahaman penelitian tidak sesuai dengan pemahaman penyusunan kitab, sebagai 

akibatnya penyusun kitab meletakkan hadis pada posisi yang tidak diduga oleh 

peneliti. 

Dalam kitab Miftahu Khunuzi as-Sunnah, yang disusun oleh AJ. Wensinck. 

Kitab-kitab yang menjadi rujukan kitab kamus tersebut ada 14 buah kitab, 

diantaranya: a) Sahih al-Bukhariy; b) Sahih Muslim; c) Sunan Turmudziy; d) 

Sunan Abu Dawud; e) Sunan Nasa’i; f) Sunan Ibnu Majah; g) Sunan al-Darimiy; 

h) Muwaththa’ Malik; i) Musnad Imam Ahmad; j)  Musnad al-Thayalisi; k) 

Musnad Zaid bin ‘Ali bin Husein bin ‘Ali bin  Thalib yang wafat pada tahun 122 

H; l) al-Thabaqat al-Kubra, karangan al-Hafizh al-Siqah Muhammad bin Sa‘ad 

wafat tahun 230 H; m) Sirah Ibnu Hisyam; n) al-Maghazy, karangan Muhammad 

bin Umar al-Waqidy, wafat tahun 207 H. 

Selain kitab takhrij al-hadis yang disebut di atas, masih banyak lagi kitab 

takhrij yang berdasarkan tema antara lain: 

1. Kanz al-‘Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af‘al karangan Syeikh Imam 

‘Alim Kabir Muhaddis ‘Ali bin Hisam al-Din ‘Abd al-Malik bin Qadi 

Khan, terkenal dengan sebutan Imam al-Muttaqi.  

2. Kitab Bulughu al-Maram min Jami' Adillati al-Ahkam oleh Al-Hafizh Ibnu 

Hajar 

3. Kitab al-Durru al-Mantsur  Fi al-Tafsir bi al-Ma’tsur oleh al-Hafidz 

Jalaluddin al-Suyut}i. 

4. Kitab Kifayah al-Thalib Fii Khasha’ish al-Hab>b, oleh al-Hafidz 

Jalaluddin al-Suyutiy. 

e. Takhrij Berdasarkan Status Hadis 

Metode ini adalah metode yang mengetengahkan suatu hal yang berkenaan 

dengan upaya pada kumpulan hadis berdasarkan status hadis. Kitab-kitab ini 
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sangat membantu dalam proses pencarian hadis berdasarkan statusnya, seperti 

hadis qudsi, hadis masyhur, hadis mursal, hadis shahih dan lain-lain. Kitab-kitab 

tersebut dapat diketahui melalui kitab yang berdasarkan metode tersebut, antara 

lain: 

1. Kitab al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah 

karangan al-Hafiz Imam Jalal al-Din al-Suyutiy.  

2. Kitab al-Ittihafat al-Saniyyah fi al-Ahadis al-Qudsiyyah karangan 

Syaikh Muhammad bin Mahmud bin Salih  bin Hasan al-Tarbizuni. 

3. Kitab al-Marasil, karangan Abu Daud dan lain sebagainya. 

4. Kitab Sahih wa Da‘if al-Jami‘ al-Sagir wa Ziyadatuh al-Fath al-

Kabir oleh Muhammad Nasir al-Din al-Bani. 
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Hasil Penelitian Takhrij hadis  

Sampel hadis yang akan diteliti yaitu: 

َ فيِ ا لِمُهُ، مَن  كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ فإَنَِّ اللََّّ لِمُهُ، وَلََ يسُ  لِمِ لََ يَظ  لِمُ أخَُو ال مُس  ال مُس 

جَ  قِياَمَةِ، عَن  حَاجَتهِِ، وَمَن  فرََّ مِ ال  بةًَ مِن  كُرَبِ يَو  ُ عَن هُ بهَِا كُر  جَ اللََّّ بةًَ فرََّ لِمٍ كُر  مُس 

قِياَمَةِ  مَ ال  ُ يوَ  لِمًا سَترََهُ اللََّّ  وَمَن  سَترََ مُس 

Hasil yang didapatkan setelah meneliti potongan hadis diatas dengan 

menggunakan metode-metode takhrij sebagai berikut: 

1. Metode Lafal Pertama Matan Hadis 

Adapun petunjuk yang diperoleh dengan menggunakan metode lafal 

pertama matan hadis dengan menggunakan kitab Jam’u al-Jawami. Peneliti 

menemukan pada juz 4, halaman  166 dengan menggunakan lafal pertama matan 

(الم) terdapat pada symbol المُسلِمُ   dengan nomor hadis 11880 sebagai berikut: 

11880 المسلم أخو المسلم لَ يظلمه ولَ يسلمه، ومن كان  

فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة 

فرّج الله عنه بها كربة يوم القيامة، ومن سترمسلما ستره   الله 

 يوم القيامة.                              

ر90                                      حم ، خ ، م ، د ، ت ، حب عن ابن عم

     

Dari kode-kode yang termuat dalam kitab petunjuk tersebut menerangkan 

bahwa : 

a. Hadis ini terdapat di beberapa kitab yaitu (حم) Musnad Ahmad,   (خ) 

Shahih Bukhari, (م) Shahih Muslim, (د) Abu Dawud, (ت) Sunan 

Turmudziy. 

b. Dan diriwayatkan oleh Ibn Umar (ابن عمر ) 

 

                                                             
90 Jalal al-Din Muhammad al-Sayuti, Jam al-Jawami; Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyah), h. 439.   
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2. Metode Melalui Salah Satu Lafadz Matan Hadis 

Dalam metode ini peneliti menggunakan kitab al-Mu’jam al-Mufahras li 

Alfaz al-Hadis al-Nabawi. Melalui kitab ini, penulis menelusuri kata dalam 

pencariaan matan hadis, yaitu kata أخو peneliti menemukan: 

،، 38،، )د( أدب 32،، )م( برٌ 3المسلم أخَُو المسلم  )خ( مظالم 

)ت( حدود 3،، برُ 18، )حم( 2، 91، 68، 5، 24، 9171          

                   

Penjelasan kode : 

a. خ: Bukhari kitab مظالم  bab 3 

b.  م: Muslim kitab  bab 32 برٌ  

c.  د: Abu Dawud kitab أدب  bab 38 

d.  ت: Tirmidziy kitab حدود  bab 3 

e.  ت: Tirmidziy kitab  ُبر bab 18 tidak termasuk sampel hadis yang diteliti 

f. حم: Musnad Ahmad jilid 2 halaman 91 

g. حم: Musnad Ahmad jilid 2 hal 68, jilid 5 hal 23 dan 71 tidak termasuk 

sampel hadis yang diteliti. 

 

3. Metode Takhrij al-Hadis Berdasarkan Tema Hadis 

Pada metode ini, peneliti menggunakan kitab Kanz al-Ammal dengan tema 

karakteristik Muslim. Pada tema ini ditemukan: 

745 المسلم أخو المسلم لَ يظلمه ولَ يسلمه، ومن كان فى حاجة أخيه 

كان الله فى حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه بها كربة يوم 
                                                             

91 A.J Wansinck, al-Mu’jam al-Mufahras li alfazi al-Hadis al-Nabawi (Leiden: E.J. Beiril, 

1936 M), Juz 1, h. 34. 



40 
 

 
 

القيامة، ومن سترمسلما ستره   الله يوم القيامة. )حم ق ت د عن ابن 

 عمر(92                                         

Penjelasan Kode: 

(حم)  Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, (ق)  berarti hadis Muttafaq 

‘Alaih (Imam Bukhari dan Imam Muslim), (ت)   at-Turmuziy,  (د) Abu Dawud. 

3. Pengumpulan Hadis Dari Berbagai Kitab Sumber 

Setelah melakukan pencarian petunjuk melalui tiga metode untuk merujuk 

kepada kitab sumber,ditemukan begitu banyak petunjuk yang dapat mengantarkan 

keberbagai kitab sumber. Namun, peneliti memulai pengumpulannya dengan 

melakukan pencarian pada kitab Sembilan Imam (al-Kutub al-tis’ah) berdasarkan 

petunjuk-petunjuk dari tiga metode yang digunakan, pada kitab 9 Imam ini, 

peneliti menemukan sebanyak 6 riwayat. Yaitu sebagai berikut: 

a. Al- Bukhari 

يىَ ب نُ بكَُي رٍ، حَدَّثنَاَ اللَّي ثُ، عَن  عُقيَ لٍ، عَنِ اب نِ شِهَابٍ أنََّ سَالِمًا  حَدَّثنَاَ يَح 

ِ ب نَ  بَرَهُ أنََّ عَب دَ اللََّّ ِ صَلَّى أخَ  بَرَهُ: أنََّ رَسُولَ اللََّّ هُمَا، أخَ  ُ عَن  عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

لِمُهُ، وَمَن  كَانَ »اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  لِمُهُ وَلََ يسُ  لِمِ لََ يَظ  لِمُ أخَُو المُس  المُس 

جَ عَن   ُ فيِ حَاجَتهِِ، وَمَن  فَرَّ لِ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللََّّ ُ مُس  جَ اللََّّ بةًَ، فَرَّ مٍ كُر 

مَ  ُ يوَ  لِمًا سَترََهُ اللََّّ مِ القِياَمَةِ، وَمَن  سَترََ مُس  بةًَ مِن  كُرُباَتِ يوَ  عَن هُ كُر 

 93«القِياَمَةِ 

 

يىَ ب نُ بكَُي رٍ، حَدَّثنَاَ اللَّي ثُ، عَن  عُقيَ لٍ، عَنِ اب نِ شِهَابٍ أنََّ سَالِمًا،  حَدَّثنَاَ يَح 

 ِ بَرَهُ: أنََّ رَسُولَ اللََّّ هُمَا، أخَ  ُ عَن  ِ ب نَ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ بَرَهُ: أنََّ عَب دَ اللََّّ أخَ 

                                                             

92 Alim Kabir Muhaddis ‘Ali bin Hisam al-Din ‘Abd al-Malik bin Qadi Khan, Kanz al-

‘Ammal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al, Juz I (Muassasah al-Risalah, 1401 H/1981 M), h. 150.  
93 Al- Bukhari al- Ja’fi, Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah, Sahih al- Bukhari, Juz II 

(Cet. I, Dar Tawqu al-Najah, 1442 H), h. 190. 
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لِمُهُ، المُس  »صَلَّى اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  لِمُهُ وَلََ يسُ  لِمِ، لََ يظَ  لِمُ أخَُو المُس 

ُ فيِ حَاجَتِهِ   94«وَمَن  كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللََّّ

b. Muslim  

رِيِّ، عَن  سَالِمٍ،  ه  لٍ، عَنِ الزُّ حَدَّثنَاَ قتُيَ بةَُ ب نُ سَعِيدٍ، حَدَّثنََا ليَ ثٌ، عَن  عُقَي 

لِمِ، »لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: عَن  أبَيِهِ، أنََّ رَسُو لِمُ أخَُو ال مُس  ال مُس 

لِمُهُ، مَن  كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللهُ فيِ حَاجَتهِِ، وَمَن   لِمُهُ وَلََ يسُ  لََ يَظ 

جَ عَن   بةًَ مِن  كُرَ فَرَّ جَ اللهُ عَن هُ بِهَا كُر  بةًَ، فَرَّ لِمٍ كُر  قِياَمَةِ، وَمَن  مُس  مِ ال  بِ يوَ 

مَ ال قِياَمَةِ  لِمًا سَترََهُ اللهُ يوَ   95«سَترََ مُس 

c. Abu Dawud 

رِيِّ، عَن  سَالِمٍ،  ه  لٍ، عَنِ الزُّ حَدَّثنَاَ قتُيَ بةَُ ب نُ سَعِيدٍ، حَدَّثنََا اللَّي ثُ، عَن  عُقَي 

ِ صَلَّى اللهُ عَليَ هِ وَسَ  لِمِ لََ »لَّمَ، قَالَ: عَن  أبَيِهِ، عَنِ النَّبيِّ لِمُ أخَُو ال مُس  ال مُس 

جَ  َ فيِ حَاجَتهِِ، وَمَن  فَرَّ لِمُهُ، مَن  كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ فإَنَِّ اللََّّ لِمُهُ، وَلََ يسُ  يَظ 

قِياَمَةِ،  مِ ال  بةًَ مِن  كُرَبِ يوَ  ُ عَن هُ بِهَا كُر  جَ اللََّّ بةًَ فَرَّ لِمٍ كُر  وَمَن  سَترََ عَن  مُس 

قِياَمَةِ  مَ ال  ُ يوَ  لِمًا سَترََهُ اللََّّ  96«مُس 

d. Al- Turmudzi 

رِيِّ، عَن  سَالِمٍ،  ه  لٍ، عَنِ الزُّ حَدَّثنَاَ قتُيَ بةَُ ب نُ سَعِيدٍ، حَدَّثنََا اللَّي ثُ، عَن  عُقَي 

ِ صَلَّى اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  لِمِ لََ ال  »عَن  أبَيِهِ، عَنِ النَّبيِّ لِمُ أخَُو ال مُس  مُس 

لِمُهُ، لِمُهُ، وَلََ يسُ  َ فيِ حَاجَتهِِ، وَمَن  و يَظ  مَن  كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ فإَنَِّ اللََّّ

جَ  مِ ال قِياَمَةِ، وَمَن  فَرَّ بةًَ مِن  كُرَبِ يوَ  ُ عَن هُ بِهَا كُر  جَ اللََّّ بةًَ فَرَّ لِمٍ كُر  عَن  مُس 

لِمًا مَ ال قِياَمَةِ  سَترََ مُس  ُ يوَ   97«سَترََهُ اللََّّ

                                                             

94 Al- Bukhari al- Ja’fi, Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah, Sahih al- Bukhari, Juz IV 

(Cet. I, Dar Tawqu al-Najah, 1442 H), h. 287. 
 

95 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburiy, Shahih Muslim, Juz IV 

(Bairut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabiy, t.th), h. 1996. 

96 Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sajustani al-Azadi, Sunan Abu Dawud, Juz V 

(Bairut: Dar al Fikr, t.t), h. 129. 

97 Al-Turmudzi, Abu Isa, Muhammad bin ‘Isa bin Sarwah bin Musa al-Duhhak, Sunan al-

Turmudzi, Juz IV (Misr: Syarikah Makhtabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halb, 1395 H/ 

1975 M), h. 34. 
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e. Musnad Ahmad 

دِ  اجٌ، حَدَّثنَاَ ليَ ثٌ، حَدَّثنَِ عُقيَ لٌ، عَنِ اب نِ شِهَابٍ، أنََّ سَالِمَ ب نَ عَب  حَدَّثنَاَ حَجَّ

ِ صَلَّى اللهُ  بَرَهُ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ ِ ب نَ عُمَرَ أخَ  بَرَهُ، أنََّ عَب دَ اللََّّ ِ أخَ   عَليَ هِ وَسَلَّمَ اللََّّ

لِمُهُ، مَن  كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ، »قاَلَ:  لِمُهُ وَلََ يسُ  لِمِ، لََ يظَ  لِمُ أخَُو ال مُس  ال مُس 

ُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ حَاجَتهِِ، وَمَن   ُ عَزَّ كَانَ اللََّّ جَ اللََّّ بةًَ، فَرَّ لِمٍ كُر  جَ عَن  مُس  فَرَّ

مَ وَجَلَّ عَن هُ بِهَا  ُ يوَ  لِمًا سَترََهُ اللََّّ قِياَمَةِ، وَمَن  سَترََ مُس  مِ ال  بةًَ مِن  كُرَبِ يوَ  كُر 

قِياَمَةِ   98«ال 

 

 

4. I’tibar al- Sanad  

Setelah melakukan penelusuran dan pengumpulan hadis-hadis yang 

berkaitan dengan objek kajian penelitian, maka tahap selanjutnya dalam penelitian 

ini adalah melakukan I’tibar. Dengan I’tibar, akan terlihat secara jelas nantinya 

seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian pula seluruh nama-nama 

periwayat dan lambang periwayatan yang termuat dalam hadis tersebut. Bukan 

hanya itu, yang terpenting dalam kegiatan ini adalah dapat menyingkap apakah 

hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh satu orang saja atau ada pendukung lain 

yang berstatus syahid dan mutabi.99 

Hadis-hadis yang menjadi objek kajian pada skripsi ini telah ditemukan 

dalam kitab sumber, sebanyak 6 jalur periwayatan dengan rincian; Sahih al-

Bukhari 2 riwayat, Sahih Muslim 1 riwayat, Abu Dawud 1 riwayat, sunan 

                                                             

98 Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Abu ‘Abdillah al-Syaibani, Musnad al-Imam 

Ahmad bin Hanbal Jilid II (Cet. I : Yayasan al-Risalah 1421 H/2001 M), h. 463.  

99  Syahid adalah periwayatan yang berstatus pendukung yang berada pada tingkatan 

sahabat. Mutabi’ biasa juga disebut tabi’ dengan jamak tawabi’ adalah periwayatan yang berstatus 

pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Lihat: Burhanuddin Darwis, Hadis Tentang 

Takdir dalam Teologi As’ariyah (Cet. I; Samata, Gowa: Alauddin Press, 2011), h. 80.  
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 عن

 قال

 عن

نّ أ  

Tirmidziy 1 riwayat, dan Musnad Ahmad 1 riwayat. Dari 6 riwayat tersebut tidak 

terdapat syahid dan mutabi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Garis merah adalah jalur Sanad yang diteliti  

Garis hijau adalah jalur sanad Bukhari 

Garis biru adalah jalur sanad Muslim 

Garis ungu adalah jalur Turmudziy 

Garis coklat adalah jalur Ahmad bin Hanbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسول الله صلى الله عليه 

 و سلم

 ِ رِيّ ه   أاَلزُّ

 

 عُقيَلٍ 

أخب

 ره

 عن حدّ ثنا

 عَب دِاللهِ ب نِ عُمَرَ 

 

 سَالِمٍ 

 عن
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 حدّ ثنا

 حدّ ثنا

 حدّ ثنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Penilaian Terhadap Sanad dan Matan Hadis 

1. Kritik Sanad  

Jalur periwayatan (Sanad) sebagai objek penelitian ialah: 

هرِيِّ عَن سَالِمٍ  حَدَّ ثنَاَ قتُيَبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّ ثنَاَ اللَّيثُ عَن عُقيَلٍ عَن ازُّ

 ُ ِ صَلَّ اللََّّ لََ مَ قَالَ المُسلِمُ أخَُوالمُسلِمُ وَسَلَّ  عَليَهِ  عَن أبَيِهِ عَن النَّبيِّ

َ فِي حَاجَتهِِ وَمَن  يَظلِمُهُ وَلََىيسُلِمُهُ مَن كَانَ فيِ حَاجَةِأخَِيهِ فاَِنَّ اللََّّ

ُ عَنهُ بِهَا كُربةًَ مِن كُرَبِ يوَمِ القِياَمَةِ  جَ اللََّّ جَ عَن مُسلِمٍ كُربةًَ فَرَّ فَرَّ

مَ ال قِياَمَةِ )رواه أبي               دواد(وَمَن سَترََ مُسلِمًا سَترََهُ اللََّّ يوَ 

a. Abu Dawud 

Nama lengkap Abu Dawud adalah Sulaiman ibn Al-Ash’as ibn Ishaq ibn 

Basyir ibn Shidad ibn Amr al-Azdi al-Sijistani.100 Beliau lahir di Sajistan suatu 

kota di Basrah 202 H/817 M. beliau memiliki keilmuan yang sangat tinggi 

terutama dalam bidang hadis. Para ulama sangat menghormati kemampuan, 

                                                             

100 Al-Sijistani adalah nisbah pada tempat kelahirannya, yaitu sajistan, salah satu daerah 

yang terdapat di Basrah. Lihat ibn Khalkan, Wafi’at al-A’yan wa Abna al-Zaman, Juz I t.t., 382. 

 ليَثٌ 

أحمد بن   

 حنبل
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kejujuran, dan ketakwaan beliau yang sangat luar biasa. Abu Dawud tidak hanya 

sebagai seorang perawi, penghimpun dan penyusun hadis, tetapi beliau juga 

seorang ahli hukum yang handal dan kritikus hadis yang baik.101 

Sejak kecil Abu Dawud sudah mencintai ilmu para ulama guna menimba 

ilmunya. Sebelum usianya dewasa, beliau telah mempersiapkan dirinya untuk 

mengadakan perlawanan ke berbagai negeri, seperti Khurasan, Irak, Hijaz, Sham, 

dan Mesir untuk waktu yang cukup lama, dan Tursus juga termasuk tempat beliau 

menghabiskan waktunya selama kurang lebih 20 tahun. Dalam perjalanannya 

tersebut, beliau bertemu dengan sejumlah ulama, dan dari mereka beliau 

meriwayatkan hadis. Sewaktu berada di Baghdad, beliau mengajarkan hadis dan 

fiqih kepada para penduduk yang ada di Baghdad dan menjadikan kitab Abu 

Dawud sendiri sebagai pegangan.102  

Jumlah para ulama yang menjadi guru Imam Abu Dawud cukup banyak. 

Di antara guru-gurunya yang paling terkemuka adalah Ahmad ibn Hambal, 

‘Abdullah ibn Raja’, Abu al-Walid al-Tayalisi, dan lain-lain. Sebagian gurunya 

adapula yang menjadi guru Imam al-Bukhari dan Muslim, seperti Ahmad ibn 

Hambal, Uthman ibn Abi Talhah dan Qutaibah ibn sa’id.  

Di antara ulama yang mengambil hadis-hadisnya antara lain puteranya 

sendiri yakni ‘Abdullah, kemudian an-Nasa’I, al-Tirmidzi, Abu Awanah, Ali ibn 

Abd al-Samad, Ahmad ibn Muhammad ibn Harun al-Khallal al-Hanbali, 

Muhammad ibn al-Mundzir, Abu Said, Ahmad ibn Muhammad ibn Ziyad al-

Araby, Muhammad ibn Abi Bakar ibn Abd ar-Razzaq ibn Dasah at-Tammar dan 

Abu Ali Muhammad ibn Ahmad ibn Amar al-Lulu’iy.103 

                                                             

101 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis (Jakarta: Amzah, 2015), h. 296. 

102 M. Abu Shuhbah, Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah (Kairo: Majma’ al-

Buhus al-Is;Amiyah, 1969), 43. 

103 Fatchurahman, Ikhtisar Musthalahul Hadis (Bandung: Alma’arif, 1974), h. 331.  
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Abu Dawud mewariskan banyak keterangan dalam bidang hadis yang 

berisi masalah hukum. Di antara karya-karyanya antara lain: 

1. Kitab al-Sunan 

2. Kitab al-Marasil 

3. Kitab al-Qadar 

4. Al-Niskh wa al-Mansukh 

5. Kitab Fad’il al-‘Amal 

6. Kitab al-Zuhd 

7. Kitab Dala’il al-Nubuwah 

8. Kitab Ibtida’ 

9. Kitab al-Wahyu 

10. Ahbar al-Khawarij  

Di antara karya-karya tersebut yang paling bernilai tinggi dan masih tetap 

beredar adalah kitab al-Sunan, yang kemudian terkenal dengan nama “Sunan Abu 

Dawud”.104 

1. Metode dan Sistematika Sunan Abu Dawud  

Sebelum Abu Dawud para ulama telah Menyusun banyak kitab-kitab al-

Jami’, Musnad, dan yang sejenisnya. Mereka kemudian memasukkan dalam 

sunnah-sunnah dan hukum-hukum yang ada, unsur berita, cerita, adab dan nasihat. 

Dalam sunan yang murni, belum ada seorang ulama yang bermaksud memisahkan 

dan mengkhususkannya (dari unsur berita, cerita, adab, dan lain-lain). Sampai 

akhirnya datanglah Abu Dawud yang kemudian mengumpulkannya secara 

spesifik hadis-hadis tentang hukum, dan tidak memasukkan unsur-unsur lainnya. 

Beliau telah melakukan suatu tindakan yang tidak dilakukan oleh orang lain. 

                                                             

104  Muhammad Musthafa Azami, Memahami Ilmu Hadis (Telaah Metodologi dan 

Literatur Hadis) Diterjemahkan oleh Meth Kieraja (Jakarta: Penerbit Lentera, 1995), h. 142. 
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Ketika diperlihatkan kepada Imam Ahmad, ia pun memberikan respon yang baik. 

Ibrahim al-Harbi berkata: “Ketika Abu Dawud Menyusun kitab tersebut, hadis 

dilunakan baginya, sebagaimana besi yang dilunakkan untuk Nabi Daus a.s.”105 

Para ulama sepakat menetapkan bahwa Abu Dawud adalah seorang yang 

sempurna hafalannya, pemilik ilmu yang melimpah, muhadith yang terpercaya, 

wara’, dan memiliki pemahaman yang tajam, baik dalam bidang ilmu hadis 

maupun lainnya. Al-Khaththabi berpendapat bahwa tidak ada susunan kitab ilmu 

agama yang setara dengan kitab Abu Dawud. Para ulama menerimanya dan beliau 

menjadi hakim antara fuqaha’ yang berlain madzhab.106 

Abu Dawud dalam sunannya tidak hanya mencantumkan hadis-hadis 

shahih semata sebagaimana yang dilakukan oleh al-Bukhari dan Muslim, tetapi 

beliau juga memasukkan hadis shahih, hasan dan dha’if yang tidak terlalu lemah 

dan hadis yang tidak disepakati oleh para ulama untuk ditinggalkan. Hadis-hadis 

yang sangat lemah diterangkan kelemahannya.  

Cara yang diterima Abu Dawud dalam menulis kitabnya, dapat diketahui 

dari surat yang beliau kirimkan kepada penduduk Makkah atas pertanyaan yang 

diajukan mengenai kitab sunannya, yang didalam suratnya tertulis : “Abu Dawud 

mendengar dan menulis hadis sebanyak 500.000 dan diseleksi menjadi 4.800 

hadis. 

a. Beliau menghimpun hadis-hadis shahih 

b. Hadis yang lemah diberi penjelasan atas kelemahan hadis tersebut.107 

 

2. Pandangan dan Kritik Sunan Abu Dawud  

                                                             

105 Muhammad Abu Zahw, The History of Hadith (Depok: Keira, 2015), h. 309.  

106 Muhammad ‘Ajaj al-Khathib, al-Sunnah Qbla al-Tadwin (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 

136-137. 

107 Muhammad Abu Syuhbah, Kutub al-Sittah (Majma’ al-Buhuts al-Islamiyah, 1969), h. 

78. 
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Banyak penilaian ulama yang ditujukan kepada Sunan Abu Dawud seperti 

yang dikutip oleh Muhammad Abu Shuhbah : 

- Al-Hafiz Abu Sulaiman mengatakan, bahwa kitab Sunan Abu Dawud 

merupakan kitab yang baik mengenai fiqih semua orang menerimanya 

dengan baik. 

- Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata bahwa kitab Sunan Abu Dawud 

sudah cukup bagi para mujtahid untuk mengetahui hadis hukum.  

- Ibn al-Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa kitab Sunan Abu Dawud 

memiliki kedudukan tinggi dalam dunia Islam, sehingga menjadi rujukan 

masalah hukum Islam bagi umat Islam, sehingga umat Islam puas dengan 

putusan kitab tersebut. 

- Menurut Muhammad Mustafa Azami bahwa Sunan Abu Dawud 

merupakan salah satu dari kitab pokok yang dipegangi oleh para ulama 

serta merupakan kitab terlengkap dalam bidang hadis-hadis hukum. Maka 

cukuplah kitab tersebut dibuat pegangan oleh para mujtahid.  

Disamping keunggulan yang dimilkinya, Abu Dawud juga memiliki 

kelemahan, kelemahan itu terletak pada keunggulannya itu sendiri, yaitu Ketika 

beliau membatasi diri pada hadis-hadis hukum, maka kitab itu menjadi kitab yang 

tidak lengkap. Artinya sejumlah hadis-hadis selain bidang hukum tidak termasuk 

dalam kitab ini. Jadi pengakuan ulama terhadap beliau sebagai kitab standar bagi 

mujtahid, ini hanya berlaku pada bidang hukum dan tidak pada yang lainnya.108 

 

b. Qutaibah ibn Said 

Nama lengkapnya adalah Qutaibah bin Sa’id bin Jamil bin Tharif bin 

Abdullah al-Tsaqofi Maulahhum, beliau merupakan tabiut tabiin’ kalangan tua. 

                                                             

108 Zainul Arifin, Studi Kitab Hadis (Surabaya: Al-Muna, 2010), h. 116-117. 
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Beliau memiliki kuniyah yaitu Abu Raja’, Negeri semasa hidupnya di Himsh dan 

beliau wafat kurang lebih 240 H.  

Adapun nama guru beliau di antaranya adalah Malik, Laits, Hamad bin 

Zaid, Ibnu Idris, Abi Awanah, Ismail bin Aliyah, Ibnu Uyainah. Dan Murid beliau 

adalah Ibnu Majah, Al- Tirmidziy, Abi Bakar bin Abi Syaibah, Abu Hatim, 

Nu’am bin Hamad. 

Adapun pendapat ulama mengenai beliau yaitu: 

- Ibnu Ma’in berkata beliau adalah tsiqah 

- Ibnu Hatim berkata beliau adalah tsiqah 

- Al-Nasa’i berkata beliau adalah tsiqah dan jujur 

- Yahya bin Ma’in berkata beliau tsiqah 

- Ibnu Hajar al-‘Asqalani beliau Tsiqah tsabat.109 

 

c. Al Laits 

Nama lengkapnya adalah Al-Laits bin Abdurrahman Al-Fahmiy, Abu al-

Harits, Imam Al Mishriy, beliau merupakan kalangan tabiut tabiin kalangan tua. 

Beliau memiliki kuniyah Abu al-Harits. Negeri semasa hidup Maru dan wafat 

kurang lebih pada tahun 175 H.  

Guru-gurunya adalah: Nafi’, Ibnu Abi Mulaikah, Yazid bin Abi Habib, 

Yahya bin Said Al An shariy, Uqail, dll. Sedangkan murid-muridnya antara lain: 

Syuaib, Muhammad bin Ajian, Hisyam bin Saad, Ibnu Lahi’ah, Husyaim bin 

Basyir, Isa bin Hammad, dll.  

Adapun pendapat ulama mengenai beliau yaitu: 

                                                             
109 Al-Asqalami, Tahdzib al-Tahdzib, Juz V (Beirut: Dar al-Shadir, t.t), h. 291. 
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- Ibnu Said berkata: Beliau terlibat dalam fatwa pada masanya, dia tsiqah, 

meriwayatkan banyak hadis shahih, dan merupakan sosok yang rendah 

hati.  

- Ahmad bin Zaid Az-Zuhri berkata: dari Ahmad: Al-Laits adalah periwayat 

yang terbukti tsiqah. 

- Hanbal berkata: dari Ahmad: Al-Laits lebih disukai apa yang datang 

daripadanya berupa riwayat. 

- Abdullah bin Ahmad berkata, dari ayahnya (Ahmad): orang-orang lebih 

menerima hadis yang dikabarkan oleh Al-Laits, karena beliau 

meriwayatkan dari Abu Hurairah, dan meriwayatkan dari ayahnya (Sa’d) 

dari Abu Hurairah. 

- Abu Dawud berkata: dari Muhammad bin Husain: saya mendengar Ahmad 

berkata: Al-Laits adalah periwayat tsiqah. 

- Abu Thalib berkata, dari Ahmad: Al-Laits memiliki banyak ilmu, dan 

meriwayatkan banyak hadis shahih. 

- Ibnu Ani Haytamah dan Ishaq bin Manshur, dari Ibnu Muin: beliau 

(tsiqah). 

- Utsman Ad Darimiy berkata: aku bertanya kepada Ibnu Muin “Al Laits 

lebih engkau sukai atau Yahya bin Ayyub?”. Ibnu Muin menjawab “Al-

Laits lebih aku sukai, dan Yahya adalah perawi tsiqah”. Aku bertanya lagi 

“Ibrahim bin Saad atau Al-Laits (yang lebih engkau sukai)?”. Ibnu Muin 

menjawab “keduanya tsiqah”. 

- Ibnu Al Madaniy berkata: Al-Laits terbukti tsiqah. 

- An Nasai’ berkata: (beliau) tsiqah.110 

 

                                                             
110 Ahmad bin ‘Ali bin Hijr Abu al-Fadl al-‘Asqalaniy al-Syafi’iy, Tahzib al-Tahzib, Juz 

IX, h. 481-482. 
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d. Uqail  

Nama lengkapnya adalah Ibnu Khalid bin Uqail Al-Ayliy, Abu Khalid Al-

Umawiyyu, Maula Utsman. Merupakan kalangan tabiin’ (tidak jumpa sahabat). 

Kuniyah beliau adalah Abu Khalid. Negeri semasa hidup di Syam dan wafat pada 

tahun 144 H. 

Guru-gurunya yaitu: Ikrimah, Hasan, Said bin Abi Said Al-Khudriy, said 

bin Sulaiman bin Zaid bin Tsabit, Az-Zuhri, dll. Dan murid-muridnya antara lain: 

Salamah bin Rauh, Mufaddal bin Fadalah, Al-Laits bin Sa’d, Ibnu Lahi’ah, dll. 

Adapun pendapat ulama mengenai beliau adalah: 

- Ahmad, Muhammad bin Said, dan An-Nasa’I berkata: (beliau) tsiqah. 

- Ibnu Muin berkata: yang paling terbukti dari orang-orang yang 

meriwayatkan dari Az-Zuhri yaitu: Malik, Ma’mur, dan Uqail. 

- Ishaq bin Rahawiy berkata: Uqail adalah Hafidz, dan Yunus adalah ahli 

kitab. 

- Abu Zur’ah berkata: (beliau) Shuduq tsiqah (jujur, terpercaya). 

- Ibnu Abi Hatim berkata: aku bertanya kepada ayahku (Abu Hatim): “Uqail 

lebih engkau sukai atau Yunus?”. Dia menjawab: “Uqail lebih aku sukai, 

laa ba’sa bih (tiada masalah baginya) 

- Al Majasyun berkata: Uqail wafat di Mesir tahun 141 

- Dan dalam riwayat Ibnu Abi Maryam, dari Ibnu Muin: Uqail adalah tsiqah 

dan dapat dijadikan hujjah (rujukan).111 

 

e. Az- Zuhri 

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin 

Syihab bin Abdullah bin Al-Harits bin Zuhroh bin Kilab bin Murrah Al-Qurosyiy 

                                                             
111 Ahmad bin ‘Ali bin Hijr Abu al-Fadl al-‘Asqalaniy al-Syafi’iy, Tahzib al-Tahzib, Juz 

IX, h. 130 
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Al-Zuhri, Abu Bakar Al-Hafidz Al-Madani, nama kuniyah Abu Bakar. Beliau 

merupakan kalangan tabiut tabiin’ kalangan pertengahan. Negeri semasa hidupnya 

adalah Madinah dan Wafat pada tahun 124 H. 

Adapun nama Guru beliau adalah Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-

Khattab, Abdullah bin Ja’far, Nafi’ bin Abi Anas, Abu Hurairah. Sedangkan 

Murid beliau adalah Syu’aib bin Abi Hamzah, Hisyam bin Urwah, Abdullah bin 

Umar, Sufyan bin Uyainah, Umar bin Syu’aib. 

Adapun pendapat ulama mengenai beliau adalah: 

-  Ibnu Sa’ad berkata beliau haditsnya banyak yang tsiqah seorang faqih 

yang lengkap ilmunya.  

- Al-Bukhari berkata kurang lebih 2000 hadits diriwayatkan oleh Al-

Zuhri.112 

- Ibnu Hajar al-‘Asqalani berkata beliau faqih hafidz mutqin 

- Adz- Dzahabi berkata beliau seorang tokoh. 

 

f. Salim 

Nama lengkapnya adalah Salim bin Abdillah bin Umar bin Khattab Al-

Adawi, Abu Umar, nama kuniyah Abu Umar. Beliau merupakan kalangan tabiin’ 

pertengahan. Negeri semasa hidup adalah Madinah dan wafat pada tahun 106 H. 

Guru beliau adalah Ayahnya (Abdullah ibn Umar), Abu Hurairah, Abi 

Ayub, Abi Rofi’, Zaid bin Al-Khattab. Sedangkan murid beliau adalah Al-Zuhri, 

Shalih bin Kisan, Musa bin Uqbah, Muhammad bin Wasi’, Handlolah bin Abi 

Sufyan. 

Adapun pendapat ulama mengenai beliau adalah:  

- Ibnu Sa’ad berkata beliau adalah tsiqah dan hadisnya banyak 

                                                             
112 Ash Shiddieqy, Sejarah, h. 271.  



53 
 

 
 

- Al-Ajali berkata beliau adalah tsiqah dan orang Tabi’i  

- Muhammad bin Sa’d berkata beliau Tsiqah 

- Ibnu Hibban berkata beliau disebutkan dalam ‘ats tsiqaat 

- Ibnu Hajar al-‘Asqalani berkata beliau tsabat ‘Abid fadil dan salah satu 

ahli fikih yang tujuh.113 

 

g. Abdullah ibn Umar 

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail 

Al-Qurasyiy Al-‘Adawy, Abu ‘Abdurrahman Al-Maky atau sering disebut 

Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Beliau lahir 612 – Wafat 72/73 H adalah 

seorang sahabat Nabi dan merupakan periwayat hadis yang terkenal. Beliau 

adalah anak dari Umar bin Khattab, salah seorang sahabat utama Nabi 

Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin yang kedua. Ibnu Umar masuk Islam 

Bersama ayahnya saat ia masih kecil, dan ikut hijrah ke Madinah Bersama 

ayahnya. Peran pertama yang diikutinya adalah perang khandaq.  

Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi saw sendiri dan para sahabat, 

misalnya Umar bin Khattab (ayahnya), Zaid (pamannya), Hafsah (saudarinya), 

Abu Bakar as-Siddiq, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Ibnu 

Mas’ud, Abu Mas’ud, Abu Zar, dan Mu’az bin Jalal. Kemudian hadis-hadisnya 

diriwayatkan oleh para sahabat, misalnya Jabir, Ibnu Abbas, dan putra-putranya 

(Salim, Abdullah, Hamzah, Bilal, dan Zaid). 

Dari segi kualitas sanad, Hafsah mendengar dari Rasulullah Saw bahwa 

Abdullah adalah pria shalih. Al-Zuhri berkata pendapatnya tak perlu diubah. Ibnu 

Zuhair berkata ia tsubut. Roja’ bin Haiwah berkata kebijakan dan keutamaannya 

                                                             
113 Ahmad bin ‘Ali bin Hijr Abu al-Fadl al-‘Asqalaniy al-Syafi’iy, Tahzib al-Tahzib, Juz 

X, h. 107. 
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sangat bnyak. Abu Naim al-Hafid berkata Ibnu Umar adalah orang yang diberi 

kekuatan untuk berjihad dan beribadah.114 

Setelah mengamati keterangan-keterangan yang berhubungan dengan 

sanad hadis yang menjadi objek penelitiaan, maka peneliti berkesimpulan bahwa 

sanad tersebut telah memenuhi tiga kaedah keshahihan sanad hadis, yaitu: 

1. Bersambung, mulai dari periwayat pertama (Rawi al-A’la), yaitu Abdullah 

Ibn Umar sampai kepada periwayat yang terakhir (Mukharrij), yaitu Abu 

Dawud sanadnya bersambung. Dalam hal ini, telah terpenuhinya beberapa 

syarat yang terkait dengan ketersambungan sanad, yaitu setiap guru dan 

murid dalam rentetan periwayat dalam sanad hadis tersebut hidup dalam 

masa yang sama, pernah berdomisili atau bermukim pada tempat yang 

sama, dan tercatat sebagai guru dan murid. 

2. Periwayatnya ‘adil, semua periwayat yang terdapat dalam hadis ini 

mendapat justifikasi dari kalangan ulama kritikus sebagai orang yang adil 

dengan menggunakan ungkapan tsiqah dan lain-lain. 

3. Periwayatnya al-dabt, semua periwayat yang terdapat dalam hadis ini 

mendapat justifikasi dari kalangan ulama kritikus sebagai orang yang al-

dabt, dengan menggunakan ungkapan tsiqah dan lain-lain.  

Dengan demikian, hadis yang menjadi objek penelitian berkualitas Shahih 

sanadnya, sehingga peneliti akan melanjutkan penelitian ini ketahap selanjutnya, 

yaitu kritik matan. 

2. Kritik Matan 

Setelah peneliti melalukakan penelitian terhadap sanad hadis yang menjadi 

objek kajian, dan telah sampai pada kesimpulan bahwa sanad tersebut shahih 

karena telah memenuhi persyaratan keshahihan sanad hadis, yaitu ittisal al-sanad, 

                                                             
114 Al-Asqalami, Tahdzib al-Tahdzib (Beirut: Dar al-Shadir, t.t), IV/407. 
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al-dabt wa adalah al-ruwat. Dengan demikian, pengkaji dapat melanjutkan 

penelitian terhadap matan hadis tersebut. 

Adapun urgensi melakukan penelitian matan hadis, yaitu; 1) keadaan matan 

hadis tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad, 2) dalam periwayatan 

matan hadis dikenal adanya periwayatan secara makna (riwayah bi al-ma’na), dan 

3) dari segi kandungan hadis, penelitian matan acapkali juga memerlukan 

penggunaan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam.115  

Metode kritik matan meliputi dua hal, yaitu terhindar dari syaz116 dan ‘illah. 

M. Syuhudi Ismail menjadikan terhindar dari kedua hal tersebut sebagai kaidah 

mayor matan dan masing-masing memiliki kaidah minor tersendiri. Adapun 

penyebab-penyebab yang menjadi kaidah minor matan hadis terhindar dari 

‘illah117 adalah: 

a) Tidak ada ziyadah  

b) Tidak ada nuqsan 

c) Tidak ada idraj 

d) Tidak ada inqilab 

e) Tidak ada al-tahrif atau al-tashif 

f) Tidak mudtarib, hadis yang diriwayatkan dari seorang periwayat atau 

lebih dengan beberapa redaksi yang berbeda dengan kualitas yang sama, 

sehingga tidak ada yang dapat diunggulkan dan tidak dapat 

dikompromikan. 

                                                             

115  Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi Refleksi Pemikiran 

Pembaruan Muhammad Syuhudi Islamil, h. 101.  

116 Syaz adalah suatu hadis yang diriwayatkan seorang siqah tetapi bertentangan dengan 

hadis yang diriwayatkan orang yang lebih siqah atau banyak periwayat siqah.. Lihat: Abu Amr 

‘Usman ibn ‘Abd al-Rahman al-Syairuzi Ibn al-Salah, h. 48 dan 69.  
117 Illah adalah sebab-sebab yang samar/tersembunyi yang dapat menyebabkan kecacatan 

sebuah hadis yang kelihatannya selamat dari berbagai kekurangan. Lihat: Muhammad ‘Ajjaj al-

Khatb, Usul al-Hadis (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 291. 
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Sedangkan kaidah minor matan hadis terhindar dari syaz adalah:118 

a) Tidak bertentangan dengan Al-Qur’an 

b) Tidak bertentangan dengan hadis shahih 

c) Tidak bertentangan dengan sejarah 

d) Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

e) Tidak bertentangan dengan kaidah kebahasan. 

Menurut Syuhudi, untuk mengetahui terhindar tidaknya matan hadis dari 

syaz dan ‘illah dibutuhkan langkah-langkah metodologis kegiatan penelitiaan 

matan yang dapat dikelompokkan dalam tiga bagian penelitian matan, yaitu 

dengan melihat kualitas sanadnya, penelitian susunan lafal berbagai matan yang 

semakna dan penelitian kandungan matan.119 

a. Kualitas Sanad 

Dari sanad yang telah diteliti yang merupakan objek kajian, maka peneliti 

menemukan bahwa sanad hadis tersebut shahih, karena telah memenuhi kaidah 

keshahihan sanad hadis, yaitu: ittisal al-sanad, keadilan para perawi (‘adalah al-

ruwat) dan sempurnanya hafalan rawi (tam al-dabt).  

b. Penelitiaan susunan lafal dari berbagai matan 

Setelah mengetahui kualitas sanad yang dikritik, maka langkah selanjutnya 

yang dilakukan peneliti ialah dengan meneliti susunan lafal dari berbagai matan 

hadis. 

Dalam meneliti lafal matan hadis, di sini penulis mengacu pada kaidah 

mayor keshahihan matan hadis yaitu terhindar dari ‘illah. Kaidah minornya adalah 

terhindar dari ziyadah (tambahan), inqilab (pembalikan lafal), idraj (sisipan), 

naqis (pengurangan), dan al-tahrif/al-tashif (perubahan huruf/skalanya).  

                                                             

118 Rajab, Kaidah Kesahihan Matan Hadis, h. 123.  

119 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis dan Metodologi Penenlitian Hadis Nabi (Cet. 

I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 121.  



57 
 

 
 

Untuk mempermudah dalam mengetahui ‘illah yang telah disebutkan 

pembagiannya di atas, maka peneliti akan melakukan pemenggalan-pemenggalan 

lafal matan hadis dalam setiap riwayat. 

1. Jalur pertama (Riwayat Bukhari) 

 المُسلِمُ أخَُوالمُسلِمُ لََ يَظلِمُهُ وَلََىيسُلِمُهُ 

َ فيِ حَاجَتهِِ   وَ مَن كَانَ فيِ حَاجَةِأخَِيهِ كَانَ اللََّّ

جَ عَن مُسلِمٍ كُربةًَ   وَمَن فَرَّ

ُ عَنهُ كُربةًَ مِن كُرَباَتِ يوَمِ القِياَمَةِ  جَ اللََّّ  فَرَّ

مَ ال قِياَمَةِ   وَمَن سَترََ مُسلِمًا سَترََهُ اللََّّ يوَ 

2. Jalur kedua (Riwayat Bukhari) 

خُوالمُسلِمُ لََ يَظلِمُهُ وَلََىيسُلِمُهُ المُسلِمُ أَ   

َ فيِ حَاجَتهِ  وَ مَن كَانَ فيِ حَاجَةِأخَِيهِ كَانَ اللََّّ

 

3. Jalur ketiga (Riwayat Muslim) 

 المُسلِمُ أخَُوالمُسلِمُ لََ يَظلِمُهُ وَلََىيسُلِمُهُ 

كَانَ اللهُ فيِ حَاجَتهِِ مَن كَانَ فيِ حَاجَةِأخَِيهِ   

جَ  عَن مُسلِمٍ كُربةًَ  وَمَن فَرَّ  

ُ عَنهُ بِهَا كُربةًَ مِن كُرَبِ يوَمِ القِياَمَةِ  جَ اللََّّ  فَرَّ

مَ ال قِياَمَةِ   وَمَن سَترََ مُسلِمًا سَترََهُ اللََّّ يوَ 

4. Jalur keempat (Riwayat Abu Dawud) 

 المُسلِمُ أخَُوالمُسلِمُ لََ يَظلِمُهُ وَلََىيسُلِمُهُ 

َ فيِ حَاجَتهِِ مَن كَانَ فيِ حَاجَةِأَ  خِيهِ فاَِنَّ اللََّّ  

جَ عَن مُسلِمٍ كُربةًَ   وَمَن فَرَّ

ُ عَنهُ بِهَا كُربةًَ مِن كُرَبِ يوَمِ القِياَمَةِ  جَ اللََّّ  فَرَّ

مَ ال قِياَمَةِ   وَمَن سَترََ مُسلِمًا سَترََهُ اللََّّ يوَ 

5. Jalur kelima (Riwayat Al-Turmudziy) 
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لََ يَظلِمُهُ وَلََىيسُلِمُهُ المُسلِمُ أخَُوالمُسلِمُ   

 وَمَن كَانَ فيِ حَاجَةِأخَِيهِ كَانَ اللهُ فيِ حَاجَتهِِ 

جَ عَن مُسلِمٍ كُربةًَ   وَمَن فَرَّ

ُ عَنهُ بِهَا كُربةًَ مِن كُرَبِ يوَمِ القِياَمَةِ  جَ اللََّّ  فَرَّ

مَ ال قِياَمَةِ   وَمَن سَترََ مُسلِمًا سَترََهُ اللََّّ يوَ 

6. Jalur keenam (Riwayat Musnad Ahmad) 

 المُسلِمُ أخَُوالمُسلِمُ، لََ يَظلِمُهُ وَلََىيسُلِمُهُ 

َ عَزَّ وَجَلَّ  فيِ حَاجَتهِِ   مَن كَانَ فيِ حَاجَةِأخَِيهِ كَانَ اللََّّ

جَ عَن مُسلِمٍ كُربةًَ   وَمَن فَرَّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ عَن هُ بِهَا كُربةًَ مِن كُرَبِ يوَمِ  جَ اللََّّ القِياَمَةِ فَرَّ  

مَ ال قِياَمَةِ   وَمَن سَترََ مُسلِمًا سَترََهُ اللََّّ يوَ 

Setelah melakukan perbandingan antara matan yang satu dengan matan 

yang lain dari sepuluh riwayat di atas maka ditemukan beberapa perbedaan. 

Perbedaan secara umum ditinjau dari segi lafal matan, di antaranya: 

a. Semua awalan matan menggunakan kata   ُالمُسلِمُ أخَُوالمُسلِمُ لََ يظَلِمُه

 وَلََىيسُلِمُهُ 

b. Pada kalimat  ِِفيِ حَاجَته َ  pada hadis وَ  مَن كَانَ فيِ حَاجَةِأخَِيهِ كَانَ اللََّّ

nomor 1, 2,  dan 5 di awali dengan huruf  َو. Sedangkan hadis nomor 3, 4 dan 6 

tidak menggunakan huruf  َو . 

c. Pada jalur Abu Dawud menggunakan kata   َ  sedangkan pada riwayat فاَِنَّ اللََّّ

lain menggunakan kata  َكَان َ اللََّّ . 

d. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad terdapat tambahan kata  َّعَز

 .sedangkan yang lain tidak ada ,وَجَلَّ 

e. Pada jalur kedua yang diriwayatkan Bukhari terjadi pengurangan matan. Tetapi 

tidak mempengaruhi kualitas hadis.  
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Setelah melihat berbagai redaksi hadis tersebut, maka peneliti mencoba 

mengamati lafal yang sering digunakan dalam setiap riwayat sebagai acuan dan 

indicator untuk menyimpulkan kemungkinan terbesar kalimat asli dari Rasulullah 

saw. hemat peneliti setelah melalui proses tersebut bahwa kemungkinan terbesar 

yang menjadi kalimat asli dari Rasulullah saw. adalah sebagai berikut: 

كَانَ اللهُ مَن كَانَ فيِ حَاجَةِأخَِيهِ  ،المُسلِمُ أخَُوالمُسلِمُ لََ يَظلِمُهُ وَلََىيسُلِمُهُ 

جَ عَن مُسلِ فيِ حَاجَتهِِ،  ُ عَنهُ بِهَا كُربةًَ مِن كُرَبِ  ،مٍ كُربةًَ وَمَن فَرَّ جَ اللََّّ فَرَّ

قِياَمَةِ  ،يوَمِ القِياَمَةِ  مَ ال                               وَمَن سَترََ مُسلِمًا سَترََهُ اللََّّ يوَ 

                                               

Setelah peneliti menentukan lafal asli dari lima redaksi matan hadis yang 

ada, maka langkah selanjutnya untuk membuktikan apakah matan hadis tersebut 

terhindar dari ‘illat atau tidak, maka dibutuhkan langkah-langkah yang dalam hal 

ini dikenal dengan kaidah minor terhindar dari ‘illat yaitu sebagai berikut: 

a. Inqilab. Inqilab ialah terjadinya pemutar balikan lafal matan seperti 

mengakhirkan lafal yang seharusnya diawal. Pada hadis yang menjadi 

objek kajian tidak terjadi inqilab, sehingga tidak ada yang mempengaruhi 

atau merubah makna hadis. 

b. Idraj. Idraj ialah adanya sisipan dalam matan hadis yang biasanya terdapat 

di pertengahan matan hadis, baik itu perkataan perawi atau hadis lain, 

yang bersambung dengan matan hadis tanpa ada keterangan sehingga tidak 

dapat dipisahkan. Tambahan seperti itu dapat merusak kualitas matan 

hadis.120 Pada hadis yang menjadi objek kajian peneliti tidak terjadi Idraj. 

                                                             

120 ‘Abd al-Rahim bin al-Husain al-‘Iraqi, al-Taqyid wa al-Idah Syarh Muqaddamah Ibn 

al-Salah (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1970), h. 127. Lihat juga: Muhammad bin ‘Abd al-Rahman 

al-Sakhawi, al-Taudih al-Abhar li Tazkirah Ibn al-Malaqqan fi ‘Ilm al-Asar (al-Sa’udiyyah: 

Makhtabah Usul al-Salaf, 1418 H), h. 56, dan Ibrahim bin Musa al-Abnasi, al-Syazz al-Fiyah min 

‘Ulum Ibn al-Salah (Riyad: Makhtabah al-Rusyd, 1998 M), h. 216. 
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c. Ziyadah. Ziyadah adalah tambahan dari perkataan perawi tsiqah yang 

biasanya terletak di akhir matan. Tambahan itu berpengaruh terhadap 

kualitas matan jika dapat merusak makna matan.121 

d. Musahhaf/Muharraf perubahan yang terjadi pada titik huruf atau harakat 

huruf tersebut yang terdapat pada matan hadis. 122  Peneliti tidak 

menemukan musahhaf maupun muharraf.  

e. Naqis (mengurangi dari lafal matan hadis sebenarnya). Tidak terjadi naqis 

dalam hadis yang menjadi objek penelitian.  

 

 

 

Kaidah minor terhindar dari Syuzuz123 

a.  Tidak bertentangan dengan Al-Qur’an 

Hadis diatas sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur’an. Justru 

kandungan hadis tersebut mendapat dukungan, sebagaimana dalam (QS. Al-

Hujurat/49 : 10) 

وَةٌ...) (10انَِّمَا المُؤمِنوُنَ اِخ   

Terjemahnya : 

Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara. (QS. Al-Hujurat/49 : 
10)124 

                                                             

121 Lihat : Hamzah bin ‘Abdillah al-Malibari,  Ziyadah al-Siqah fi Mustafah al-Hadis (t. 

d), h. 17, ‘Abd al-Qadir bin Mustafa al-Muhammad, al-Syazz wa al-Munkar wa Ziyadah al-Siqah 

(Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005 M), h. 382. Lihat juga: Yusuf bin Hasyim al-

Lihyani, al-Khabr al-Sabit (t. d), h. 35.  

122 Hamzah al-Malibari, al-Hadis al-Ma’lul Qawaid wa Dawabit, Juz. I (t.d), h. 40. 

123 Syuzuz adalah apabila rawi yang siqah (terpercaya) dalam suatu hadis menyalahi hadis 

lain yang rawinya lebih siqah dibandingkan rawi pada hadis pertama. 

124 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya (Jakarta : Magfira 

Pustaka, 2006). 
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b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih 

Hadis tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hadis sahih. 

Sebagaimana dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim 

زَةَ أنَسَِ ب نِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَن هٌ، خَادِمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى  عَن   أبَيِ حَم 

ِ صَلَّ اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ قاَلَ: لََ يؤُ  مِنُ أحََدكُُم   اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبيِّ

               125) حَتَّ يحُِبَّ لِِخَِي هِ مَايحُِبُّ لِنَف سِهِ  )رواه البخاري ومسلم

                                             

Artinya : 

Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik r.a, pembantu Rasulullah saw, beliau 
bersabda: tidak beriman salah seorang diantara kalian hingga dia 
mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. (HR. 
Bukhari dan Muslim). 

c. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Hadis tersebut tidak bertentangan dengan fakta sejarah, karena pada ayat 

yang disebutkan sebelumnya, menerangkan tentang persaudaraan (Ukhuwah) 

yang menjadi ajaran Islam yang didakwahkan sejak lama. Ajaran ini membangun 

inspirasi, bahwa sesama Muslim adalah saudara yang saling peduli. Dalam 

lintasan sejarah, Ukhuwah yang dibagun Rasulullah dan para sahabat menjadi 

kunci keberhasilan dakwah Islam sejak 14 abad silam disebarluaskan dan sampai 

ke masa sekarang.  

d. Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

Hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat, karena Ukhuwah 

Islamiyah dapat terjadi melalui izin Allah.   

3. Kesimpulan Mengenai Kualitas Hadis 

Setelah melakukan perbandingan matan-matan hadis, peneliti menilai 

bahwa hadis yang diteliti tidak memiliki ‘illah, dan terhindar dari syaz, bahkan 

                                                             

125  Imam an-Nawawi, Matan Hadits Arba’in An-Nawawi (Jawa Tengah: Insan Kamil 

Solo, t.t), h. 30.  
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sejalan dengan Al-Qur’an, hadis shahih, fakta sejarah, dan akal sehat. 

Berdasarkan kritik sanad dan matan, hadis tersebut berstatus sahih lizhatihi.  
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BAB IV 

ANALISIS KANDUNGAN HADIS TENTANG UKHUWAH ISLAMIYAH 

A. Interpretasi  Tekstual 

Menafsirkan hadis secara tekstual, maka perlu mengungkapkan beberapa 

hal yang perlu dipertimbangkan agar memiliki pemahaman yang lengkap, riwayat 

tersebut sangat jelas bahwa bahasa yang Nabi saw. gunakan adalah bahasa fusha 

(bahasa standar) sehingga penulis tidak kesulitan untuk memahaminya. Jika hadis 

tersebut diperhatikan, maka peneliti menyadari bahwa kandungan hadis tentang 

ukhuwah islamiyah berkaitan dengan persoalan adab terhadap orang lain. Seiring 

dengan meningkatnya fokus penafsiran tekstual hadis ini, maka peneliti akan 

mengkaji kata-kata kunci yang terkandung dalam hadis tersebut, yaitu: 

1. Ukhuwah (saudara) 

 Yaitu orang yang أخَُو bentuk lafadz aslinya adalah : (saudara) أخَُ 

memiliki kelahiran sama dengan orang lain baik dari dua sisi (ayah dan ibu), atau 

dari salah satunya, ataupun dari persusuan. Lafazh ini terkadang juga digunakan 

terhadap orang yang memiliki kesamaan dengan orang lain dalam satu suku, 

agama, pekerjaan, pergaulan, persahabatan atau hubungan lainnya.126 

2. Membebaskan kesulitan 

Kehidupan seorang manusia terdapat di dua alam yaitu di dunia dan di 

akhirat. Kebaikan atau pahala yang akan diperoleh meliputi dua hal tersebut, 

dilihat dari segi duniawinya apabila kita meringankan dalam arti kata 

membebaskan/menolong seorang Muslim yang mengalami kesusahan di dunia, 

niscaya Allah akan memberikan kebebasan di akhirat.  

                                                             
126 Ar-Raghib Al-Ashfahani, al-Mufradat fi Gharibil Qur’an (Cet. I: Jawa Barat: Pustaka 

Khazanah Fawa’id, 2017), h. 39.  
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Melepaskan kesulitan orang lain disini memiliki makna yang luas, 

tergantung situasi dan kondisi kesulitan yang di dapatkan oleh sesorang, misalnya; 

kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam Kesehatan, kesulitan dalam mendapat 

lapangan pekerjaan, dan masih banyak lagi.127  

3. Menutup Aib 

Hadis ini berisi tentang ilmu, kaedah, dan adab yang memberikan 

peringatan kepada kita untuk menjaga lisan. Tidak membicarakan kekurangan 

orang lain dan mencari-cari kesalahannya. Islam adalah agama rahmat yang 

mengajarkan umuatnya untuk tidak mengumpat dan membuka aib sesama. Orang 

yang beriman harus menjaga tutur kata dalam ucapan maupun sesuatu yang 

disampaikan dalam tulisan. 

Menggunjing termasuk dosa besar yang dilarang dalam Islam. Mengenai 

hal ini, Allah swt berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah 

banyak dari prasangka, sesungguhnya Sebagian prasangka itu dosa, dan 

janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara 

kamu yang menggunjing Sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang 

suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 

Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima obat, Maha 

penyayang” (Qs. Al-Hujurat: 12) 

Kita harus dasar, manusia bukan malaikat yang tebebas dari dosa dan 

bukan iblis yang sepenuhnya durhaka. Manusia bisa benar, juga bisa salah. Tidak 

ada manusia yang sempurna dalam segalanya, selalu ada kekurangan yang 

menyertainya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk manusia berbangga karena 

melakukan kebaikan dan merendahkan orang yang pernah melakukan kesalahan. 

Karena pada dasarnya, setiap orang memiliki cela yang masih Allah tutupi. Imam 

                                                             
127 Syafe’I, Rachmat,  Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum (Bandung: Pustaka 

Setia, t.t). h. 256 
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Ahmad bin Hambal Ketika dipuji oleh seseorang dia berkata, “Demi Allah, 

seandainya engkau mengetahui apa yang ada padaku berupa dosa dan kesalahan, 

niscaya engkau taburkan tanah di atas kepalaku. 

Sebagai seorang Muslim, kita harus belajar menjaga kekurangan orang 

lain. Renungi aib sendiri tanpa harus memikirkan kelemahan saudara Muslim 

lainnya. Alangkah baiknya jika kita menutup rapat aib sesama dan menjaga 

kehormatannya, karena orang yang menutup aib saudaranya, Allah akan menjaga 

aibnya.128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
128 Syaikh ‘Abdullah bin Shalih al-Fauzan, Minha Al-‘Allam fi Syarh Bulugh al-Maram 

(Cet. 1; Dar Ibnu Jauzi,1432 H). 
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B. Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan 

memperhatikan hadis lain atau ayat-ayat al-Qur’an yang terkait. Salah satu usaha 

memahami hadis Nabi saw. secara utuh adalah menggunakan teks lain untuk 

menjelaskan maksud yang terkandung dalam hadis tersebut. Apakah memahami 

hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis yang bersangkutan, 

memperhatikan hadis lain yang semakna atau memperhatikan ayat al-aqur’an 

yang terkait, memperhatikan fungsi hadis sebagai bayan terhadap al-Qur’an. Cara 

memahami seperti ini disebut dengan interpretasi intertekstual.129 

Penulis menggunakan teks al-Qur’an sebagai salah satu memahami hadis 

Nabi Saw. tentang ukhuwah islamiyah.  

وَةٌ...) (10انَِّمَا المُؤمِنوُنَ اِخ   

Terjemahnya : 

Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara. (QS. Al-Hujurat/49 : 
10)130 

Dalam tafsir al-Misbah, dijelaskan bahwa kata (انَِّمَا) innama digunakan 

untuk membatasi sesuatu. Di sini, kaum beriman dibatasi hakikat hubungan 

mereka dengan persaudaraan. Seakan-akan tidak ada jalinan hubungan antar-

mereka kecuali persaudaraan itu. Kata innama biasa digunakan untuk 

menggambarkan sesuatu yang telah diterima sebagai suatu hal yang demikian itu 

adanya dan telah diketahui oleh semua pihak secara baik. Penggunaan kata 

innama dalam konteks penjelasan tentang persaudaraan antara sesama mukmin 

ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti 

                                                             

129 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’anil al-Hadis. H. 

87.  

130 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya (Jakarta : Magfira 

Pustaka, 2006). 
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bahwa kaum beriman bersaudara sehingga semestinya tidak terjadi dari pihak 

manapun hal-hal yang mengganggu persaudaraan itu. 

Kata ( ٌوَة ) ikhwah adalah bentuk jamak dari kata (اِخ   akh, yang  ( أخ 

dalam kamus-kamus bahasa sering kali diterjemahkan saudara atau sahabat. Kata 

ini pada mulanya berarti yang sama. Persamaan dalam garis keturunan 

mengakibatkan persaudaraan, demikian juga persamaan dalam sifat atau bentuk 

apa pun. Persamaan kelakuan pemboros dengan setan menjadikan para pemboros 

adalah saudara-saudara setan (baca Qs. Al-Isra 17:27). Persamaan dalam 

kesukuan atau kebangsaan pun mengakibatkan persaudaraan (baca Qs. Al-A’raf 

7:65). Ada juga persaudaraan karena persamaan kemakhlukan, seperti Ketika 

Nabi Muhammad saw. menamakan jin adalah saudara-saudara manusia. Beliau 

melarang menjadikan tulang sebagai alat beristinja’ karena itu adalah makanan 

saudara-saudara kamu dari jenis jin. Demikian sabda beliau. 

Thabathaba’I menulis bahwa hedaknya kita menyadari bahwa firman-Nya: 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara” merupakan ketetapan syariat 

berkaitan dengan persaudaraan antara orang-orang mukmin dan yang 

mengakibatkan dampak keagamaan serta hak-hak yang ditetapkan agama.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
131 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 599.  
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C. Interpretasi Kontekstual 

Tinjauan kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan 

memperhatikan sabab al-wurud atau konteks masa Nabi saw. pelaku sejarah dan 

peristiwanya dengan memperhatikan konteks kekinian. 132  Peneliti belum 

menemukan sabab al-wurud hadis tentang ukhuwah islamiyah. Walaupun 

demikian, peneliti mencoba memahami dari konteks makro hadis tersebut 

disampaikan Prof. Arifuddin Ahmad memaparkan, untuk mencapai konteks 

makro terlebih lagi Ketika sesudah riwayat memang sama sekali tidak memiliki 

catatan kultural dalam kondisi apa ia disampaikan, maka diperlukan penelitian 

lebih mendalam dan lebih luas terkait dengan kondisi sosial, kultural, ekonomi, 

politik masyarakat Arab pada waktu itu.133 

Maka secara makro, peneliti memahami bahwa perintah ukhuwah 

islamiyah telah lama di ajarkan dan di praktekkan oleh Rasulullah saw. pada 

waktu nabi Muhammad saw. mulai membangun masyarakat muslim di Madinah, 

maka ukhuwah menjadi salah satu di antara catur darmanya: 1) membangun 

masjid, 2) menggalang ukhuwah islamiyah, 3) membuat piagam Madinah 

bersama golongan Yahudi Nasrani, 4) Menyusun garda Nasional/pasukan 

keamanan.134 Puncak hubungan sosial ini dapat digambarkan dalam masyarakat 

Islam yang pertama yaitu persaudaraan kaum Anshar dan Muhajirin yang dibagun 

atas dasar cinta yang saling menjaga, menolong, tidak mendzalimi satu sama lain 

dan juga saling menjaga aib. 

                                                             

132 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’anil al-Hadis, h. 

117.  

133 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’anil al-Hadis, h. 

125-126 

134 Muhammad Tholchan Hasan, Diskurus Islam dan Pendidikan (Sebuah Wacana Kritis), 

(Jakrta: Bina Wiraswasta Insan Indonesia, 2002), h. 98.  
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Persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Anshar ini bukan hanya 

sekedar kolektif, tetapi juga secara individual (semacam saudara angkat) sehingga 

diantara mereka mengira dapat saling mewarisi. Disamping antara mereka 

terbentuk solidaritas sosial yang selama ini mereka belum pernah rasakan. 135 

Mereka telah mengaplikasikan nilai-nilai yang tinggi itu (ukhuwah) sehingga 

mereka dapat mencapai menara gading kegemilangan dan kesempurnaan. Hal ini 

tidak lain karena mereka selalu berpegang teguh pada tali keilmuan yang Allah 

ikatkan di hati mereka. Selain itu mereka juga menentang siswa yang tidak selaras 

dengan nila-nilai keimanan mereka. Namun apa yang terlihat dalam lintasan 

sejarah umat Islam setelah Nabi saw wafat, ialah suatu fenomena yang 

menggambarkan wajah umat Islam yang terpecah belah dan bermusuhan satu 

sama lain. 

Nabi wafat dengan hanya meninggalkan petunjuk bagaimana seharusnya 

kaum Muslimin hidup dalam bermasyarakat dan bernegara secara umum. Tidak 

ada penjelasan terperinci yang berupa wasiat bagaimana masyarakat dan Negara 

dikelola setelah beliau wafat, ini merupakan masalah besar umat Islam. Karena 

tidak ada petunjuk terperinci inilah maka Ketika Nabi wafat, belum lagi 

jenazahnya disemayamkan di bumi, kaum muslimin sudah terpecah dalam dua ide 

politik: demokrasi dan hereditary.136  

Pada paruhan kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan yang berusia 

dua belas tahun, gejala perpecahan mulai muncul, lahir kelompok oposan tehadap 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang beliau ambil. Tanpa memperhatikan maksud 

dan tujuan dari kebijaksanaan khalifah, mereka menolak pengangkatan pejabat-

pejabat Negara yang berasal dari satu klan dan khalifah. Mereka menuduh 

                                                             

135 Musthafa al-Qudhaf, OP. Cit., h. 24. 

136  Nouruzzaman Ash-Shidqi, Jeram-jeram Peradaban Muslim (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), h. 166. 
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Utsman menganut nepotisme dan menggunakan uang Negara untuk mendapat 

dukungan politik. Utsman tewas diujung pedang kelompok penentang. 

Kewafatan Utsman melahirkan tiga kelompok kaum muslimin yang 

berdiri saling berhadapan. Pertama pendukung Ali bin Abi Thalib, kedua, 

mendukung muawiyah Ibn Abu Sufyan, ketiga, namakanlah kelompom Jamal 

terdiri dari penduduk Madinah di bawah pimpinan Aisyah, Thalhah dan Az-

Zubair. Pertentangan Ali dan Mu’awiyah mengulang Kembali sejarah lama yakni 

perang antara Byzantium dengan Persia di masa pra Islam.  

Dinasti Umaiyah yang berkedudukan di Damaskus bertahan hidup hanya 

satu abad. Dia diganti oleh dinasti Abasiyah yang berkedudukan di Baghdad. 

Dinasti Abasiyah walaupun pada segi perkembangan budaya memperlihatkan 

prestasi cemerlang sehingga mampu menempatkan diri sebagai pemegang obor 

penerang dunia, namun mereka tetap tidak mampu melahirkan ukhuwah.137 

Dengan demikian, jika di kontesktualisasikan dengan realita umat Islam 

saat ini, hadis ini masih sangat relavan. Mengingat saat ini umat Islam terpecah 

belah dalam madshab dan pandangan keagamaan yang sangat beragam. Maka 

hadis ini dapatlah dikatakan bersifat universal, yang berarti berlakunya tidak 

terikat oleh waktu dan tempat. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

137  Nouruzzaman Ash-Shidqi, Jeram-jeram Peradaban Muslim (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), h. 231.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Kualitas Sanad dan Matan 

Berdasarkan penelitian, hadis tentang ukhuwah islamiyah terdapat 6 jalur, 

Adapun rincian riwayat tersebut ialah; Sahih al-Bukhari 2 riwayat, Sahih Muslim 

1 riwayat, Abu Dawud 1 riwayat, Sunan al-Turmudziy 1 riwayat, dan Musnad 

Ahmad 1 riwayat. Dari 6 riwayat tersebut tidak terdapat Syahid dan mutabi’. 

Peneliti memilih salah satu sanad di antara 6 riwayat sebagai fokus 

penelitian, yaitu Sunan Abu Dawud yang menerima dari Qutaibah, dari al-Laits, 

dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari salim, dari Abi Salim (Abdullah ibn Umar). 

Sanad ini sahih karena rawi-rawinya saling bertemu (bersambung) dan dinilai 

dengan penelitian yang baik (tsiqah) yang mencakup penilaian ‘adil dan dabit. 

Seluruh matan hadis juga sahih sehingga hadis ini dapat dijadikan hujjah.  

2. Kandungan Hadis Ukhuwah Islamiyah 

Secara tekstual kata Ukhuwah tidak hanya terbatas oleh saudara 

sekandung. Kata ukhuwah juga diperuntukkan untuk orang yang memiliki 

kelahiran yang sama dengan orang lain baik dari dua sisi (ayah dan ibu), atau dari 

salah satunya, ataupun dari persusuan. Lafazh  َخَ أ  terkadang juga digunakan 

terhadap orang yang memiliki kesamaan dengan orang lain dalam satu suku, 

agama, pekerjaan, pergaulan, persahabatan atau hubungan lainnya. 

Secara intertekstual Kata ( ٌوَة  ) ikhwah adalah bentuk jamak dari kata (اِخ 

 akh, yang dalam kamus-kamus bahasa sering kali diterjemahkan saudara  ( أخ

atau sahabat. Kata ini pada mulanya berarti yang sama. Persamaan dalam garis 

keturunan mengakibatkan persaudaraan. Demikian juga persamaan dalam sifat 



71 
 

 
 

atau bentuk apa pun. Persamaan kelakuan pemboros dengan setan menjadikan 

para pemboros adalah saudara-saudara setan (baca Qs. Al-Isra 17:27). Persamaan 

dalam kesukuan atau kebangsaan pun mengakibatkan persaudaraan (baca Qs. Al-

A’raf 7:65). Ada juga persaudaraan karena persamaan kemakhlukan, seperti 

Ketika Nabi Muhammad saw. menamakan jin adalah saudara-saudara manusia. 

Beliau melarang menjadikan tulang sebagai alat beristinja’ karena itu adalah 

makanan saudara-saudara kamu dari jenis jin. Demikian sabda beliau. 

B. Implikasi  

Setelah meneliti hadis tentang ukhuwah islamiyah, peneliti meyadari 

bahwa hadis tersebut penting untuk dipahami, dihayati dan diimplementasikan 

dalam kehidupan. Mengingat begitu banyak manfaat yang dirasakan dari menjaga 

ukhuwah islamiyah dan menjadi peran yang sangat penting untuk terwujudnya 

umat Islam yang utuh dan bersatu padu dalam kekompakan serta kebersamaan.  

Melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah Khazana 

keilmuan tentang ukhuwah islamiyah. Sehingga menarik dikaji dan disebarkan ke 

masyarakat luas, sebab akan menjadikan kehidupan bermasyarakat lebih nyaman 

dan harmonis. Akhirnya, kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. semata dan 

kekurangan berasal dari manusia. Dengan demikian peneliti menyadari berbagai 

kekurangan keterbatasan, hingga kesalahan yang membutuhkan koreksi, teguran 

dan kritikan demi kesempurnaan penelitian dan hasil yang lebih baik lagi.  
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	A. Pengertian Ukhuwah Islamiyah
	Ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniai Allah kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa yang menumbuhkan perasaan kasih sayang persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara.  Ukhuwah Islamiyah yang sec...
	Ukhuwah Islamiyah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai persaudaraan sesama muslim. Namun, dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan sebagai tim kerja (team work) kaum beriman.  Umat Islam yang mayoritas berbangsa berarti bertanggung jawab ...
	Ukhuwah Islamiyah memiliki beberapa makna yakni persaudaraan antar sesama muslim, persaudaraan yang bersifat Islam atau persaudaraan secara Islam, yang kemudian di istilahkan dalam bahasa pembangunan kita dengan kerukunan antar umat Islam.  Namun, M. ...
	Istilah ukhuwah islamiyah perlu didudukan maknanya, agar bahasan kita tentang ukhuwah tidak mengalami kerancauan. Untuk itu terlebih dahulu perlu dilakukan tinjauan kebahasan untuk menetapkan kedudukan kata islamiyah dalam istilah di atas. Selama ini ...
	Pemahaman ini kurang tepat. Kata islamiyah yang dirangkaikan dengan kata ukhuwah, lebih tepat dipahami sebagai adjektiva, sehingga ukhuwah islamiyah berarti persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam.
	Menurut Fathur Suhardi juga menyatakan bahwa Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam, walaupun tanah air mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda, tetapi tetap terikat sehingga setiap indiv...
	Menurut Tholhah Hasan, Ukhuwah Islamiyah merupakan hubungan sesama muslim tanpa membedakan luas dan sempitnya kapasitas hubungan, mulai dari hubungan keluarga, masyarakat sampai hubungan antar bangsa, hubungan ini mempunyai bobot religious.
	Ukhuwah adalah nikmat Allah, anugerah suci, dan pancaran cahaya Rabbani yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang setia dan terpilih. Ukhuwah adalah pemberiaan Allah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dengan ukhuwah, sesama muslim akan saling m...
	B. Macam-Macam Ukhuwah Islamiyah
	Dilihat dari segi bentuknya, bahasa tentang ukhuwah dalam Al-Qur’an muncul dalam dua bentuk, yaitu jamak dan tunggal. Bentuk tunggal dengan memakai kata akh (saudara laki-laki) dan ukht (saudara perempuan). Adapun bentuk jamaknya memakai kata Ikhwan, ...
	1. Ukhuwah Ubudiyah
	Ukhuwah ubudiyah atau persaudaraan sesama makhluk dan kesetundukan kepada Allah yaitu bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki persamaan.  Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Adz Dzariat ayat 56:
	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ  (56)
	Terjemahnya :
	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka   mengabdi kepada-Ku. (QS. Adz Dzariat: 56)
	2. Ukhuwah Insaniyah
	Ukhuwah insaniyah atau saudara sekemanusian adalah seluruh manusia adalah bersaudara, Karena mereka berasal dari ayah ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Ukhuwah insaniyah juga merupakan persaudaraan yang berlaku pada semua manusia secara universal ta...
	Dengan demikian, Al-Qur’an melihat bahwa semua manusia mengacu pada ukhuwah insaniyah, karena dalam persaudaraan ini tidak melihat perbandingan agama, bahkan persaudaraan ini dalam arti yang umum yaitu tidak ada pembenaran untuk saling menyakiti atau ...
	3. Ukhuwah Wathaniyah wa Nasab
	Ukhuwah wathaniyah wa nasab yaitu persaudaraan dalam kebangsaan dan keturunan. Ayat-ayat macam ini banyak dan hampir mendominasi semua ukhuwah. Sebagaimana dikemukakan oleh Quraish Shihab tentang macam-macam makna akh (saudara) dalam Al-Qur’an yaitu d...
	a. Saudara kandung atau saudara seketurunan, seperti ayat yang berbicara tentang warisan atau keharaman menikahi orang-orang tertentu.
	b. Saudara karena adanya ikatan keluarga
	c. Saudara karena sebangsa meskipun tidak seagama
	d. Saudara dalam masyarakat meskipun berselisih paham
	e. Saudara karena ikatan Agama.
	Sebenarnya jika dilihat lebih jauh saudara seketurunan dan saudara sebangsa, seagama ini merupakan pengkhususan dari persaudaraan kemanusian. Lingkup persaudaraan ini dibatasi oleh suatu wilayah tertentu. Baik itu berupa keturunan, masyarakat ataupun ...
	4. Ukhuwah fi Din al Islam
	Ukhuwah fi din al Islam adalah persaudaraan antar sesama muslim. Lebih tegasnya bahwa antar sesama muslim menurut ajaran Islam adalah saudara. Sebagaimana disebutkan dalam Qs. At-Taubah: 11
	فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّ كٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فَي الدِّيْنِۗ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (11)
	Terjemahnya : (1)
	Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (Qs. At-Taubah :11)
	Ukhuwah fi Din al Islam memiliki kedudukan yang mulia dan derajat yang  tinggi dan tidak dapat diungguli dan disamai oleh ikatan apapun.  Ukhuwah ini kokoh dibandingkan dengan ukhuwah yang berdasarkan keturunan, karena ukhuwah yang berdasarkan keturun...
	Konsep ukhuwah fi Din al Islam merupakan fakta dan bukti nyata adanya persaudaraan yang hakiki, karena semakin banyak persamaan maka semakin kokoh pula persaudaraan, persamaan rasa dan cita. Hal ini merupakan faktor dominan yang mengawali persaudaraan...
	Kaum muslimin tidak dapat mencapai tujuan-tujuannya, yaitu mengaplikasikan syariat Allah ditengah-tengah manusia kecuali jika mereka bekerja sama dalam amalnya. Persaudaraan disini bukan hanya berarti kerja sama, saling mengenal atau saling dekat, kar...
	Seorang mukmin haruslah menyadari dan memahami makna tentang persaudaraan ini, sehingga mengakui orang mukmin lainnya sebagai saudaranya. Dari sini akan timbul suatu kerja sama dan gotong royong sehingga terciptalah suatu masyarakat muslim yang serasi...
	C. Hak dan Kewajiban Ukhuwah Islamiyah
	حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ وَهُوَابْنُ جَعْفَرٍعَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْم...
	Artinya :
	Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma’il yaitu Ibnu Ja’far dari Al’Alla dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Hak seorang muslim terh...
	Dari hadis tersebut tergambar bahwa hak muslim terhadap muslim lainnya ada 6 yaitu:
	1. Jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam.
	2. Jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya.
	Memenuhi undangan itu wajib pada setiap undangan, namun ulama merinci atau mengkhususkan pada undangan walimah dan sejenisnya saja. Apabila mendapat dua undangan dalam waktu yang sama, undangan yang pertama diterima wajib untuk dipenuhi sedangkan yang...
	3. Jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat.
	4. Jika ia bersin dan mengucapkan “Alhamdulillah” maka doakanlah ia dengan ‘Yarhamukallah’ (artinya: mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu).
	5. Jika ia sakit maka jenguklah.
	6. Jika ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya.
	Gambaran tentang hak sesama muslim menurut hadis di atas hanya merupakan contoh kecil tentang perlunya sesama muslim untuk memenuhi hak-hak saudara muslim lainnya.
	Nama lengkap Abu Dawud adalah Sulaiman ibn Al-Ash’as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Shidad ibn Amr al-Azdi al-Sijistani.  Beliau lahir di Sajistan suatu kota di Basrah 202 H/817 M. beliau memiliki keilmuan yang sangat tinggi terutama dalam bidang hadis. Par...
	Sejak kecil Abu Dawud sudah mencintai ilmu para ulama guna menimba ilmunya. Sebelum usianya dewasa, beliau telah mempersiapkan dirinya untuk mengadakan perlawanan ke berbagai negeri, seperti Khurasan, Irak, Hijaz, Sham, dan Mesir untuk waktu yang cuku...
	Jumlah para ulama yang menjadi guru Imam Abu Dawud cukup banyak. Di antara guru-gurunya yang paling terkemuka adalah Ahmad ibn Hambal, ‘Abdullah ibn Raja’, Abu al-Walid al-Tayalisi, dan lain-lain. Sebagian gurunya adapula yang menjadi guru Imam al-Buk...
	Di antara ulama yang mengambil hadis-hadisnya antara lain puteranya sendiri yakni ‘Abdullah, kemudian an-Nasa’I, al-Tirmidzi, Abu Awanah, Ali ibn Abd al-Samad, Ahmad ibn Muhammad ibn Harun al-Khallal al-Hanbali, Muhammad ibn al-Mundzir, Abu Said, Ahma...
	Abu Dawud mewariskan banyak keterangan dalam bidang hadis yang berisi masalah hukum. Di antara karya-karyanya antara lain:
	1. Kitab al-Sunan
	2. Kitab al-Marasil
	3. Kitab al-Qadar
	4. Al-Niskh wa al-Mansukh
	5. Kitab Fad’il al-‘Amal
	6. Kitab al-Zuhd
	7. Kitab Dala’il al-Nubuwah
	8. Kitab Ibtida’
	9. Kitab al-Wahyu
	10. Ahbar al-Khawarij
	Di antara karya-karya tersebut yang paling bernilai tinggi dan masih tetap beredar adalah kitab al-Sunan, yang kemudian terkenal dengan nama “Sunan Abu Dawud”.
	1. Metode dan Sistematika Sunan Abu Dawud
	Sebelum Abu Dawud para ulama telah Menyusun banyak kitab-kitab al-Jami’, Musnad, dan yang sejenisnya. Mereka kemudian memasukkan dalam sunnah-sunnah dan hukum-hukum yang ada, unsur berita, cerita, adab dan nasihat. Dalam sunan yang murni, belum ada se...
	Para ulama sepakat menetapkan bahwa Abu Dawud adalah seorang yang sempurna hafalannya, pemilik ilmu yang melimpah, muhadith yang terpercaya, wara’, dan memiliki pemahaman yang tajam, baik dalam bidang ilmu hadis maupun lainnya. Al-Khaththabi berpendap...
	Abu Dawud dalam sunannya tidak hanya mencantumkan hadis-hadis shahih semata sebagaimana yang dilakukan oleh al-Bukhari dan Muslim, tetapi beliau juga memasukkan hadis shahih, hasan dan dha’if yang tidak terlalu lemah dan hadis yang tidak disepakati ol...
	Cara yang diterima Abu Dawud dalam menulis kitabnya, dapat diketahui dari surat yang beliau kirimkan kepada penduduk Makkah atas pertanyaan yang diajukan mengenai kitab sunannya, yang didalam suratnya tertulis : “Abu Dawud mendengar dan menulis hadis ...
	a. Beliau menghimpun hadis-hadis shahih
	b. Hadis yang lemah diberi penjelasan atas kelemahan hadis tersebut.
	2. Pandangan dan Kritik Sunan Abu Dawud
	Banyak penilaian ulama yang ditujukan kepada Sunan Abu Dawud seperti yang dikutip oleh Muhammad Abu Shuhbah :
	- Al-Hafiz Abu Sulaiman mengatakan, bahwa kitab Sunan Abu Dawud merupakan kitab yang baik mengenai fiqih semua orang menerimanya dengan baik.
	- Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata bahwa kitab Sunan Abu Dawud sudah cukup bagi para mujtahid untuk mengetahui hadis hukum.
	- Ibn al-Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa kitab Sunan Abu Dawud memiliki kedudukan tinggi dalam dunia Islam, sehingga menjadi rujukan masalah hukum Islam bagi umat Islam, sehingga umat Islam puas dengan putusan kitab tersebut.
	- Menurut Muhammad Mustafa Azami bahwa Sunan Abu Dawud merupakan salah satu dari kitab pokok yang dipegangi oleh para ulama serta merupakan kitab terlengkap dalam bidang hadis-hadis hukum. Maka cukuplah kitab tersebut dibuat pegangan oleh para mujtahid.
	Disamping keunggulan yang dimilkinya, Abu Dawud juga memiliki kelemahan, kelemahan itu terletak pada keunggulannya itu sendiri, yaitu Ketika beliau membatasi diri pada hadis-hadis hukum, maka kitab itu menjadi kitab yang tidak lengkap. Artinya sejumla...
	b. Qutaibah ibn Said
	Nama lengkapnya adalah Qutaibah bin Sa’id bin Jamil bin Tharif bin Abdullah al-Tsaqofi Maulahhum, beliau merupakan tabiut tabiin’ kalangan tua. Beliau memiliki kuniyah yaitu Abu Raja’, Negeri semasa hidupnya di Himsh dan beliau wafat kurang lebih 240 H.
	Adapun nama guru beliau di antaranya adalah Malik, Laits, Hamad bin Zaid, Ibnu Idris, Abi Awanah, Ismail bin Aliyah, Ibnu Uyainah. Dan Murid beliau adalah Ibnu Majah, Al- Tirmidziy, Abi Bakar bin Abi Syaibah, Abu Hatim, Nu’am bin Hamad.
	Adapun pendapat ulama mengenai beliau yaitu:
	- Ibnu Ma’in berkata beliau adalah tsiqah
	- Ibnu Hatim berkata beliau adalah tsiqah
	- Al-Nasa’i berkata beliau adalah tsiqah dan jujur
	- Yahya bin Ma’in berkata beliau tsiqah
	- Ibnu Hajar al-‘Asqalani beliau Tsiqah tsabat.
	c. Al Laits
	Nama lengkapnya adalah Al-Laits bin Abdurrahman Al-Fahmiy, Abu al-Harits, Imam Al Mishriy, beliau merupakan kalangan tabiut tabiin kalangan tua. Beliau memiliki kuniyah Abu al-Harits. Negeri semasa hidup Maru dan wafat kurang lebih pada tahun 175 H.
	Guru-gurunya adalah: Nafi’, Ibnu Abi Mulaikah, Yazid bin Abi Habib, Yahya bin Said Al An shariy, Uqail, dll. Sedangkan murid-muridnya antara lain: Syuaib, Muhammad bin Ajian, Hisyam bin Saad, Ibnu Lahi’ah, Husyaim bin Basyir, Isa bin Hammad, dll.
	Adapun pendapat ulama mengenai beliau yaitu: (1)
	- Ibnu Said berkata: Beliau terlibat dalam fatwa pada masanya, dia tsiqah, meriwayatkan banyak hadis shahih, dan merupakan sosok yang rendah hati.
	- Ahmad bin Zaid Az-Zuhri berkata: dari Ahmad: Al-Laits adalah periwayat yang terbukti tsiqah.
	- Hanbal berkata: dari Ahmad: Al-Laits lebih disukai apa yang datang daripadanya berupa riwayat.
	- Abdullah bin Ahmad berkata, dari ayahnya (Ahmad): orang-orang lebih menerima hadis yang dikabarkan oleh Al-Laits, karena beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah, dan meriwayatkan dari ayahnya (Sa’d) dari Abu Hurairah.
	- Abu Dawud berkata: dari Muhammad bin Husain: saya mendengar Ahmad berkata: Al-Laits adalah periwayat tsiqah.
	- Abu Thalib berkata, dari Ahmad: Al-Laits memiliki banyak ilmu, dan meriwayatkan banyak hadis shahih.
	- Ibnu Ani Haytamah dan Ishaq bin Manshur, dari Ibnu Muin: beliau (tsiqah).
	- Utsman Ad Darimiy berkata: aku bertanya kepada Ibnu Muin “Al Laits lebih engkau sukai atau Yahya bin Ayyub?”. Ibnu Muin menjawab “Al-Laits lebih aku sukai, dan Yahya adalah perawi tsiqah”. Aku bertanya lagi “Ibrahim bin Saad atau Al-Laits (yang lebi...
	- Ibnu Al Madaniy berkata: Al-Laits terbukti tsiqah.
	- An Nasai’ berkata: (beliau) tsiqah.
	d. Uqail
	Nama lengkapnya adalah Ibnu Khalid bin Uqail Al-Ayliy, Abu Khalid Al-Umawiyyu, Maula Utsman. Merupakan kalangan tabiin’ (tidak jumpa sahabat). Kuniyah beliau adalah Abu Khalid. Negeri semasa hidup di Syam dan wafat pada tahun 144 H.
	Guru-gurunya yaitu: Ikrimah, Hasan, Said bin Abi Said Al-Khudriy, said bin Sulaiman bin Zaid bin Tsabit, Az-Zuhri, dll. Dan murid-muridnya antara lain: Salamah bin Rauh, Mufaddal bin Fadalah, Al-Laits bin Sa’d, Ibnu Lahi’ah, dll.
	Adapun pendapat ulama mengenai beliau adalah:
	- Ahmad, Muhammad bin Said, dan An-Nasa’I berkata: (beliau) tsiqah.
	- Ibnu Muin berkata: yang paling terbukti dari orang-orang yang meriwayatkan dari Az-Zuhri yaitu: Malik, Ma’mur, dan Uqail.
	- Ishaq bin Rahawiy berkata: Uqail adalah Hafidz, dan Yunus adalah ahli kitab.
	- Abu Zur’ah berkata: (beliau) Shuduq tsiqah (jujur, terpercaya).
	- Ibnu Abi Hatim berkata: aku bertanya kepada ayahku (Abu Hatim): “Uqail lebih engkau sukai atau Yunus?”. Dia menjawab: “Uqail lebih aku sukai, laa ba’sa bih (tiada masalah baginya)
	- Al Majasyun berkata: Uqail wafat di Mesir tahun 141
	- Dan dalam riwayat Ibnu Abi Maryam, dari Ibnu Muin: Uqail adalah tsiqah dan dapat dijadikan hujjah (rujukan).
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