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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihar pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا Alif 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 Zai 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
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ق Qaf Q Qi

ك Kaf K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En

و Wau W We

ه Ha H Ha

ء Hamzah ’ Apostrof

ي Ya Y Ye

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama

اَ  fath}ah a A

اِ  Kasrah i  I

اُ  d}ammah u  U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

ىَىْ  fath}ah dan ya>’ Ai a dan i

ىَـوْ  fath}ah dan wau Au a dan i
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Contoh:

كَيْفَ    :  kaifa

هَوْل : haula

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf
Nama

Huruf dan 

Tanda
Nama

..َ.  ..َ. ى fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas

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

ىوُ d}ammah dan wau u> u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ  : ma>ta 

رَمَى :rama>

قِيْلَ  :qi>la 

يمَوُْتُ  :yamu>tu

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 :رَوْضَةُ اْلأَطْفالِ 
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الَْمَدِيْـنَةُ الفَاضِلَةُ  : al-madi>nah al-fa\>d}ilah

اَلحِْكْمَةُ  : al-h}ikmah

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّناَ  : rabbana>

نجََّيْناَ  : najjaina>

اَلحَْقُّ  : al-h}aqq

نُـعّمَ  : nu‘‘ima

عَدُوُّ  : ‘aduwwun

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

kasrah ( ِ◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>.

Contoh:

عَلِيُّ  : ‘Ali@ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبيُِّ  : ‘Arabi@ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال

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

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الَشَّمْسُ  : al-syams (bukan asy-syamsu)
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الَْزَّلْزلََةُ  : al-zalzalah (az-zalzalah)

الَْفَلْسَفَةُ  : al-falsafah

الَْبِلاَدُ  :al-bila>d

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأَْمُرُوْنَ  : ta’muru>n

الَنـَّوْءُ  : al-nau‘

شَىْءٌ  : syai’

أمُِرْتُ  : umirtu

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. Bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi@n
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9. Lafz} al-Jala>lah االله) )

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:

دِيْنُ االلهُ  di>nulla>h   ِباِاالله billa>h 

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

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

هُمْ فيِْ رَحمَْةِ االلهِ  hum fi> rah}matilla>h

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: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si>

Abu> Nas}r al-Fara>bi>
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Al-Gaza>li>

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

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (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:

swt. = subh}a>nahu> wa ta’a>la>

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

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

w.         = Wafat tahun

QS.../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imran/3: 4

HR    = Hadis Riwayat

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

Nas}r H}a>mid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zai@d, Nas}r H}a>mid (bukan: 
Zaid, Nas}r H}a>mi>d Abu> )
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ABSTRAK
Nama : Nurwawi
NIM : 30300114086
Judul : Implementasi Nilai-Nilai Ukhuwah Islamiyah dalam QS 

al-H{ujura>t/49: 10 di Lingkungan Dulang Kecamatan 
Tanralili Kabupaten Maros  (Suatu Kajian Tah{li>li>)

Ukhuwah adalah bentuk jamak dari kata آخ yang berasal dari kata وخ yang 
terdiri dari kata و dan خ kemudian huruf و diganti dengan أ sehingga menjadi آخ
yang mempunyai dua arti yaitu al-ikhtila>th (pergaulan) dan idhtirab (bergerak), 
pengertian pertama menunjukkan bahwa pergaulan seseorang dengan dua orang 
atau beberapa orang akan menimbulkan persaudaraan. Menurut Quraish Shihab 
bahwa ukhuwah merupakan setiap persamaan atau keserasian dalam banyak hal, 
seperti persamaan dalam keturunan mengakibatkan persaudaraan, persamaan 
dalam sifat-sifat juga mengakibatkan persaudaraan. Sedangkan secara majazi 
kata ukhuwah (persaudaraan) mencakup persamaan dari salah satu unsur seperti 
suku, agama, profesi, dan perasaan. Adapun menurut beliau bahwa kata akh juga 
digunakan dalam arti teman akrab atau sahabat. Dalam al-Qur’an kata akh dalam 
bentuk tunggal ditemukan sebanyak 52 kali, sebagian dalam arti saudara 
kandung, sedangkan dalam bentuk jamak kata akh dalam al-Qur’an ada dua 
macam, yaitu ikhwan yang digunakan untuk persaudaraan dalam arti tidak 
sekandung, dan kata ini ditemukan sebanyak 22 kali dalam al-Qur’an.

Skripsi ini merupakan penelitian tentang Implementasi Nilai-Nilai 
Ukhuwah Islamiyah dalam QS al-H{ujura>t/49: 10 di Lingkungan Dulang 
Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros (Suatu Kajian Tah{li>li>). Permasalahan 
dalam skripsi adalah Bagaimana hakikat Ukhuwah Islamiyah dalam QS al-
H{ujura>t/49: 10? Bagaimana wujud nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah dalam QS al-
H{ujura>t/49: 10? Bagaimana implementasi nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah di 
Lingkungan Dulang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk pustaka 
lapangan, yang menggunakan pendekatan ilmu tafsir dan sosiologi, penelitian ini 
tergolong penelitian lapangan (field research) dan pustaka (library research) data 
di kumpulkan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi, dengan 
menggunakan beberapa teknik interpretasi, seperti interpretasi al-Qur’an dan 
sunni terhadap literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas, kemudian 
mengulas dan menyimpulkannya. Penelitian ini menggunakan pola tafsir tah}li>li > 
dengan mengolah data yang telah terkumpul.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ukhuwah Islamiyah di lingkungan 
Dulang terjalin dengan baik, sebab di lingkungan Dulang merupakan lingkungan 
yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan memiliki budaya yang dapat 
memicu terjadinya ukhuwah, yaitu seperti budaya siri’ yaitu malu dalam 
melakukan perselisihan, sehingga semangat mendamaikan di antara mereka 
semakin terjaga dan silaturahmi di antara mereka juga semakin terjalin dengan 
akrab, hal ini sangat berkaitan dengan QS al-H{ujura>t/49: 10.

Implikasi dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang ukhuwah 
Islamiyah yang berfokus pada QS al-H{ujura>t/49: 10, agar dapat dijadikan sebagai 
rujukan atau pelajaran tentang bagaimana agar umat manusia senantiasa 
meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. dengan senantiasa menjaga 
ukhuwah di antara mereka.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan Allah swt. melalui Malaikat 

Jibril kepada nabi Muhammad saw, yang merupakan kitab suci penyempurnah 

dari kitab-kitab Allah sebelumnya, sebagai undang-undang yang adil dan syariat

yang kekal, dan sebagai pelita yang bersinar terang dengan petunjuk yang nyata.1

Di dalamnya termuat berita tentang umat masa lampau dan umat masa 

mendatang, dan di dalamnya juga terdapat hukum-hukum yang mengatur 

kehidupan umat.

Manusia adalah makhluk religious yang senantiasa memerlukan agama 

sebagai referensi utama dalam mejalani aktivitas kehidupan sehari-hari, 

kebutuhan terhadap agama telah muncul sejak adanya manusia dan akan tetap 

ada hingga akhir zaman.2 Tidak dapat dipungkiri bagaimana kehidupan umat 

tanpa agama, walaupun ada segolongan manusia yang mengaku tidak beragama 

atau tidak memiliki kepercayaan terhadap sesuatu, tetapi pada dasarnya mereka 

tetap menyakini bahwa manusia diciptakan oleh sesuatu yaitu Tuhan.

Allah swt. menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, memberinya 

kesiapan, kekuatan dan menganugrahi akal yang membedakannya dari sekalian 

makhluk, dengan akal manusia menempati kedudukan yang tinggi dengan 

segenap kemuliaan dan keagungan. Maka dengan demikian agama berperan 

penting dalam kehidupan manusia, sebab kedudukan agama dalam kehidupan 

umat meniscayakan dua hal yang sangat urgen untuk diperhatikan, pertama yaitu 
                                                          

1Halimah, Aplikasi Konsep Ukhuwah Qur’ani ; dalam Kehidupan Politik, (Cet. 1; 
Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 2.

2Nurman Said, Merawat Persaudaraan Sejatih di Atas Keberagaman Agama, (Cet.1; 
Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.10.
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memberikan penyadaran terhadap manusia, terutama terhadap anak usia sekolah, 

hal ini sangat penting sebab pengenalan agama terhadap anak di usia tersebut 

dapat menciptakan suatu kebiasaan yang pada akhirnya melahirkan manusia-

manusia yang berkarakter islami yang memiliki kesadaran beragama yang kuat.

Islam datang dengan membawa prinsip- prinsip keagamaan yang dengan 

itu akan membuat manusia terarah dalam pergaulan, di antara prinsip sosial 

kemasyarakatan yang diemban islam adalah dengan menjaga perilaku terhadap 

sesama manusia seperti bertutur kata dengan baik, bertutur sapa dengan ceria, 

sebab ketinggian akhlak manusia tergantung bagaimana ia bertutur kata dengan 

seseorang. Maka dengan demikian terciptalah ukhuwah islamiyah atau 

persaudaraan yang berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam. 

Ukhuwah atau persaudaraan merupakan pintu masuk untuk menciptakan 

kedamaian antar sesama umat manusia, tanpa ukhuwah maka  kedamaian tidak 

akan tercapai.3 Sebab Ukhuwah merupakan ikatan keimanan yang mengokohkan 

hubungan antar individu dalam masyarakat muslim. Di dalamnya terdapat roh 

kebaikan dan hubungan yang berlandaskan kasih sayang berpadu menjadi satu, 

inilah persatuan yang diwajibkan sebagai perwujudan dari iman kepada Allah swt 

dan patuh kepada perintahnya, ia merupakan sarana penting bagi penegakan 

masyarakat ideal dan kokoh.4

Masyarakat ideal merupakan segenap tingkah laku manusia yang 

dianggap sesuai, tidak melanggar norma-norma umum dan adat istiadat serta 

terintergrasi langsung dengan tingkah laku umum, dan dapat mengorganisasikan 

dirinya dan berpikir sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan 

                                                          
3Abdu. Rahim Yunus, Damai dalam Islam: Perspektif Cita dan Fakta, (Cet.1; Makassar:  

Alauddin University Press, 2012), h. 9.
4Abdullah Bi Jarullah, Ukhuwah Islamiyah, (Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 

2008), h. 127.
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tertentu. Masyarakat ideal terjadi jika adanya kesadaran akan hak dan kewajiban 

interaksi seluruh anggota masyarakat yang berperan sebagai pelaku 

kemasyarakatan, sehingga dapat mewujudkan kebersamaan atau ukhuwah.

Ukhuwah merupakan salah satu aspek muamalat yang sangat urgen dibina 

dalam  rangka mencipkan suasana keakraban, kedamaian dan ketentraman 

sesama makhluk, baik sesama makhluk manusia maupun sesama makhluk 

lainnya. Karena semua yang ada di muka bumi ini pada hakekatnya bersaudara 

dalam artian sama-sama makhluk Allah swt.

Ukhuwah islamiyah bukan sekedar  prinsip kering yang hanya berhenti 

pada tingkatan ucapan dan slogan mati, tetapi merupakan prinsip yang perlu 

ditindak lanjuti dan diwujudkan dalam kehidupan nyata, sebab ukhuwah 

memiliki keutamaan yang telah dimaklumi bersama, oleh sebab itu ukhuwah 

islamiyah perluh disegarkan dalam pergaulan hidup masyarakat muslim di setiap 

kondisi dan situasi.5

Budaya masyarakat bugis Makassar yang sering disebut sebagai  

budayamappatabe yang diaplikasikan oleh orang-orang tua kita di zaman dulu, 

yang merupakan bentuk penghargaan atau penghormatan terhadap siapa pun 

yang berada di sekitar mereka disaat mereka hendak melintasi sesorang atau 

sekolompok orang, mereka mengatakan tabe’ dengan membungkukkan sebagian 

tubuh mereka dan meluruskan tangan mereka ke tanah. Hal ini juga sebagai 

simbol bahwa ucapan harus sesuai dengan perbuatan (taro ada taro gau).

Budaya tersebut masih kental di kalangan masyarakat bugis khususnya 

pada masyarakat lingkungan Dulang, sebab  masyarakat Dulang dikenal dengan 

masyarakat yang memiliki sikap sosial tinggi dengan menjaga tradisi yang telah 

diwariskan oleh nenek moyang mereka dengan tujuan untuk menjaga ukhuwah di 

                                                          
5Abdullah Bi Jarullah, Ukhuwah Islamiyah, h. 130.
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antara manusia, oleh karena itu penulis terdorong untuk meneliti mengenai 

Implementai nilai-nilai ukhuwah islamiyah pada QS. QS. al-H}ujura>t /49: 10 di 

Lingkungan Dulang kecamatan Tanralili, Kabupatem Maros

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok yang menjadi 

pembahasan penelitian dalam kajian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hakikat Ukhuwah Islamiyah dalam QS al-H}ujura>t /49: 10?

2. Bagaimana Wujud nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah dalam QS al-H}ujura>t/49: 10

3. Bagaimana Implementasi Nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah di Lingkungan 

Dulang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi operasional

a. Ukhuwah Islamiyah 

Ukhuwah  Islamiyah merupakan perjalinan hubungan dengan sesama 

umat muslim, yang melahirkan perasaan cintah, rindu, dan penghormatan kepada 

semua orang yang memiliki kesamaan akidah islam, Ukhuwah Islamiyah juga 

berlandaskan iman dan takwa, sehingga hal inilah yang membentuk persaudaraah 

yang tulus dan tumbuh dari dalam hati seorang muslim.

b. Metode Tah}li@li@

Metode Tah}li@li@ merupakan suatu metode yang mufassirnya berusaha 

menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai seginya dengan 

memperhatikan runtutan ayat-ayat al-Qur’an yang sebagaimana tercantum dalam 

mushaf.6

Metode Tah}li@li@ merupakan metode tafsi>r yang paling tua dibandingkan 

dengan metode tafsi>r lainnya. Dalam melakukan penafsi>ran, mufassir 

                                                          
6M Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Cet. XII; Bandung: Mizan, 1996),h. 86.
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memberikan perhatian kepada yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan 

untuk menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat.

Adapun yang dilakukan mufassir dalam mentafsirkan al-Qur’an adalah 

sebagai berikut:

1) Menerangkan hubungan muna>sabah antara satu ayat dengan ayat yang 

lain maupun antara satu surah dengan surah lainnya.

2) Menjelaskan asba>b al-Nuzu>l

3) Menganalisis mufrada>t (kosa kata) dan lafads dari sudut pandang 

bahasa arab.

4) Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya.

5) Menerangkan unsur-unsur fasah}a, dan baya>n

6) Menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang luas, khususnya 

apabila ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat ahkam. 

7) Menerangkan makna dan maksud syarat dari ayat yang bersangkutan7

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah 

memahami tentang bagaimana akhlak atau etika masyarakat dalam menjalankan 

kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah, khususnya di 

Lingkungan Dulang, Kecamatan. Tanralili, Kabupaten Maros.

D. Kajian Pustaka

Berangkat dari topik yang akan diteliti dalam skripsi ini, yakni Ukhuwah 

Islamiyah di Lingkungan Dulang, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, 

terdapat berbagai macam tulisan yang dapat dijadikan sebagai  rujukan, namun 

dari berbagai literatur dan karya ilmiah di beberapa perpustakaan dan media 

informasih lainnya, terkait dengan rencana penelitian di atas, maka sampai saat 
                                                          

7Abd Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’iy, (Cet.1; Makassar: 
Alauddin Press, 2009), h. 30.
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ini peneliti belum menemukan satu pun karya ilmiah yang membahas mengenai 

Ukhuwah Islamiyah di Lingkungan Dulang, Kecamatan.Tanralili, Kabupaten. 

Maros.Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada literatur yang membahas yang 

terkait dengan permasalahan di atas. Adapun tulisan ilmiah yang membahas 

tentang ukhuwah adalah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul Ukhuwah Menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-

Azhar (suatu kajian Tah}li@li@) yang ditulis oleh Muh. Riskan Iqbal Djafar, tahun 

2015. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa seluruh manusia baik laki-laki 

maupun perempuan dimana pun mereka berada dan betapa beragam pun warna 

kulit yang mereka miliki, mereka tetap bersaudara, dalam satu ikatan, yaitu 

ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang melandaskan keagamaan.

Skripsi yang berjudul Perdamain dalam Kajian Al-Qur’an  (study analisis 

terhadap penafsiran surah QS. al-H}ujura>t/49: 10) yang ditulis oleh  Malihatul 

Afifah, tahun 2017, dalam skripsinya menyimpulkan bahwa nilai-nilai ukhuwah 

harus terimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Buku yang berjudul Ukhuwah Islamiyah yang ditulis oleh Abdullah bin 

Jarullah, buku ini membahas tentang keutamaan Ukhuwah Islamiyah, faedah 

ukhuwah islamiyah, kewajiban setiap muslim terhadap muslim yang lain, cinta 

dan benci kepada seseorang karena Allah, dan dorongan untuk bersatu, serta 

larangan berpecah belah dan berselisih.

Buku yang berjudul Aplikasi Konsep Ukhuwah Qur’ani dalam Kehidupan 

Politik, yang ditulis oleh Halima B, buku ini membahas tentang ukhuwah dan 

kekuasaan pada masa Rasulullah saw dan pada masa khulafa al-Rasyidin, sertah 

ukhuwah dalam al-Qur’an dan wujud ukhuwah dalam a-Qur'an..

Kitab atau buku Wawasan al-Qur’an yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, 

di dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa istilah ukhuwah islamiyah perlu 
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didudukkan maknanya, agar bahasan umat tentang ukhuwah tidak mengalami 

kerancuan, untuk itu terlebih dahulu perluh dilakukan tinjauan kebahasaan untuk 

menetapkan kedudukan kata islamiyah dalam istilah ukhuwah. Sehingga dengan 

itu dapat disimpulkan bahwa ukhuwah islamiyah merupakan persaudaraan yang 

bersifat islami yang diajarkan oleh islam.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Peneliti

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk menambah keilmuan masyarakat tentang hakikat Ukhuwah Islamiyah

dalam QS al-H}ujura>t/49: 10.

b. Untuk mengetahui nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah dalam QS al-H}ujura>t/49: 10.

c. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat Lingkungan Dulang dalam 

mengaplikaikan ukhuwah islamiyah dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat peneliti

a. Untuk menciptakan solidaritas yang kuat antara sesama muslim.

b. Terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Terciptanya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat.

d. Menciptakan kedamaian hidup bagi masyarakat.
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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Ukhuwah Islamiyah

Ukhuwah adalah bentuk jamak dari kata آخ  yang berasal dari kata خ و

yang terdiri dari و dan  خ kemudianو diganti dengan آ sehingga menjadi آج yang 

mempunyai dua arti yaitu al- ikhtila>th (pergaulan) dan idhtirab (bergerak), 

pengertian pertama menunjukkan bahwa pergaulan seseorang dengan dua orang 

atau beberapa orang akan menimbulkan persaudaraan.1 Hal ini dapat dilihat 

dalam QS al-Baqarah/2: 220

نْـيَا وَالآْخِرَةِ وَيَسْألَُونَكَ  رٌ وَإِنْ تخُاَلِطوُهُمْ فيِ الدُّ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لهَمُْ خَيـْ
  فإَِخْوَانكُُمْ 

Terjemahnya:” 
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah “ 
mengurus urusan mereka  secara patut adalah baik, dan jika kamu 
menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu.2

1. Penafsiran Ayat

Dalam kalimat وان تخا لطو ا هم dimanakan jika seorang pengasuh bergaul 

dengan anak yatim  yang ada dalam pemeliharaannya, itu berarti mereka 

menyatu dalam kekeluargaan sehingga mereka dikategorikan sebagai saudara 

yang dekat, sebab persaudaraan tersebut diikat oleh kesamaan imam dan agama 

serta pergaulan yang sangat akrab sehingga sulit bagi mereka untuk berpisah. 

Jadi maksud dari penggalan ayat tersebut yaitu, mendidik, bergaul, memelihara 

                                                          
1Halimah, Aplikasi Konsep Ukhuwah Qur’ani ; dalam Kehidupan Politik, h. 41.
2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya : CV. Jaya Sakti, 

1989), h. 53.
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serta mengembangkan harta-harta mereka dengan baik, maka itulah yang sebut 

persaudaraan.3

Secara leksikal akh berarti saudara seketurunan, tapi kadang-kadang juga 

diartikan sebagai teman akrab dan sahabat.4Dan kata Akh juga dapat diartikan 

sebagai saudara senasib yang meliputi, sebapak, seibu, atau keduanya.

Menurut M. Quraish Shihab bahwa ukhuwah merupakan setiap 

persamaan atau keserasian dalam banyak hal, seperti persamaan dalam keturunan 

mengakibatkan persaudaraan, persamaan dalam sifat-sifat juga mengakibatkan 

persaudaraan.5Sedangkan secara majazi kata ukhuwah (persaudaraan) mencakup 

persamaan dari salah satu unsur seperti suku, agama, profesi, dan 

perasaan.Adapun menurut beliau bahwa kata akh juga digunakan dalam arti 

teman akrab atau sahabat. Dalam al-Qur’an kata akh dalam bentuk tunggal 

ditemukan sebanyak 52 kali, sebagian dalam arti saudara kandung, sedangkan 

dalam bentuk jamak kata akh dalam al-Qur’an ada dua macam, yaitu ikhwan

yang digunakan untuk persaudaraan dalam arti tidak sekandung, dan kata ini 

ditemukan sebanyak 22 kali dalam al-Qur’an.6

Dari pengertian di atas ukhuwah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. ukhuwah karena senasab (seketurunan) yang terdiri dari sebapak dan seibu, 

sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Nis>a/4:11 dan 23, QS Yusuf/12:

b. ukhuwah tidak senasab (tidak seketurunan) yang terdiri dari

ukhuwah karena seimam (seagama), seperti dalam QS al-H}ujura>t/49 :10

1) ukhuwah karena sesusuan, seperti dalam QS al-Nisa/ 4:23

                                                          
3Halimah, Aplikasi Konsep Ukhuwah Qur’ani ; dalam Kehidupan Politik, h. 43.
4Jamaluddin Muhammad Bin Mukarran Al- Anshariy,dalam , Aplikasi Konsep Ukhuwah 

Qur’ani dalam Kehidupan Politik, h.48.
5M Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an ( Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 486.
6M Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, ( Cet. XII; Bandung: Mizan, 1996),h. 357.
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2) ukhuwah karena sebangsa, seperti dalam QS al-A’ra>f/7:65

3) ukhuwahkarena persamaan sifat, seperti dalam QS al- Isra’/17:27

B. Analisis Tah}li@li@ atas QS al- H}ujura>t/49: 10

1. Ayat dan Terjemahan 

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّـقُوا    اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ إِنمَّ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah (bagaikan) bersaudara karena 
itu damaikanlah antara kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah 
agar kamu mendapat rahmat.7

2. Analisis Mufrada>t  (kosa kata)

Kata إنما digunakan untuk membatasi sesuatu, yaitu orang beriman di 

batasi oleh hakikat hubungan mereka dengan persaudaraan, seakan-akan tidak 

ada jalinan hubungan antara mereka kecuali persaudaraan tersebut. 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.Seperti dalam hal ini penggunaan innama> dalam konteks penjelasan 

mengenai ukhuwah, mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah 

mengetahui secara pasti bahwa kaum beriman bersaudara.8

المؤ من    atau  المؤ منو ن terambil dari akar kata أمن yang mengandung 

makna pembenaran dan ketenangan hati, dalam al-Qur’an kata mu’min terulang 

sebanyak 22 kali. Adapun pendapaat tentang kata mu’min  yang menjadin sifat 

Allah yang dikemukakan oleh Syaqithi, menurut beliau mu’min dapat bermakna 

sebagai pembenaran Allah akan keimanan hamba-hambanya yang beriman.9

                                                          
7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 53.
8Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishba>h :Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qura’n, (Cet. II; 

Jakarta : Lenteran Hati, 2004), h. 247.
9Abd. Syakur DJ dan Shalahuddin, Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosa Kata, ( Cet. I;  

Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 637.
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Kata إخو ة merupakan bentuk jamak dari kata  أج yang dalam kamus 

bahasa diartikan saudara atau sahabat, kata ini pada mulanya berarti “ yang 

sama” yaitu persamaan dalam garis keturunan mengakibatkan persaudaraan, 

demikian juga persamaan dalam sifat atau bentuk apapun mengakibatkan 

persaudaraan, seperti persamaan kelakuan pemboros dengan setan 

mengakibatkan persaudaraan dengan setan sebagaimana dalam QS. al-Isra’/17: 

27, persamaan dalam kesukuan atau kebangsaan mengakibatkan persaudaraan 

sebagaimana dalam QS al-A’ra>f/ 7:65, dan juga persaudaraan karena persamaan 

makhluk seperti jin dan manusia adalah bersaudara.10

 disebut di dalam al-Qur’an sebanyak tujuh kali, keseluruhannya  إخوة

digunakan untuk arti persaudaraan atas dasar persamaan keturunan, kecuali 

sekali dalam QS. al-H}ujura>t/49: 10 kata  إخوة  diartikan sebagai persaudaraan atas 

dasar iman bukan keturunan.11

Kata إصلا ح  berasal dari akar kata yang terdiri dari sha>d, la>m, dan ha>, 

yang berarti baik dan bagus, demikian pula dari akar kata tersebut terbentuk kata 

ashlaha- yuhlihu yang berarti memperbaiki sesuatu yang rusak, mendamaikan, 

dan dan menjadikan sesuatu berguna dan bermanfaat. Di dalam al-Qur’an kata 

,disebut sebanyak 180 kali   إصلا ح salah satunya terdapat dalam QS al-

H}ujura>t/49: 9-10, yang menunjukkan untuk melakukan perdamaian terhadap 

pertikaian yang terjadi di dalam masyarakat.12

Kata  تقوى  yaitu menjaga diri dari segala perbuatan dosa dengan 

meninggalkan segala yang dilarang Allah SWT dan melaksanakan segala yang 

diperintahkan. Di dalam al-Qur’an kata tersebut terulang sebanyak 258 kali 

dalam berbagai bentuk dan konteks yang bermacam-macam. Seperti dalam QS
                                                          

10Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishba>h ; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qura’n, 559.
11Abd. Syakur DJ dan Shalahuddin, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, h. 346.
12Abd. Syakur DJ dan Shalahuddin, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, h. 359.
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al-H}ujura>t/49: 10 memerintahkan manusia agar tetap bertakwa kepada Allah 

swt.13

Kata  أخو یكم merupakan bentuk dual dari kata أج, penggunanan bentuk 

dual tersebut mengisyaratkan bahwa jangankan banyak orang, dua orang pun jika 

berselisih harus diupayakan ishlah di antara mereka, sehingga persaudaraan dan 

hubungan harmonis mereka tetap terjalin kembali.14

3. Asba>b al-Nuzu>l

Asba>b al-Nuzu>l merupakan bentuk idhafah dari kata asbab dan nuzul, 

secara etimologi nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya 

sesuatu, atau peristiwa yang melatarabelakangi pada saat turunnya al-Quran dan 

satu ayat atau lebih, sebagai jawaban terhadap suatu peristiwa atau menceritakan 

suatu peristiwa, atau menjelaskan hukum yang terdapat dalam peristiwa 

tersebut.15 Secara terminologi Asba>b al-Nuzu>l adalah segala sesuatu yang oleh 

karenanya sepotong ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk menbicarakan atau 

menerangkan hukumnya sesuatu yang terjadi, pada saat kejadian tersebut 

berlangsung.16 Adapun Asba>b al-Nuzu>l dari ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Qatadah meriwayatkan bahwa ayat ini turun mengenai dua orang lelaki 

dari golongan Anshar yang terjadi di antara keduanya pertengkaran mengenai 

hak. Orang tersebut berkata kepada yang lain (orang yang berseteru dengannya), 

aku benar-benar akan mengambil hak ku dari mu meskipun dengan kekerasan, 

dimana perkataan tersebut disampaikan karena membanggakan keluarga yang 

banyak. Sedangkan yang lain mengajak agar meminta pengadilan terhadap Nabi 

saw. Namun orang tersebut tidak mau menurutinya.maka pertengjarang terus 

                                                          
13Abd. Syakur DJ dan Shalahuddin, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, h. 988.
14Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishba>h ; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qura’n, h. 249.
15Ali Nurdin,  Asba>b Al-Nuzu>l, (Cet.1; Jakarta:Qisthi Press, 2007), h. 1
16Ali Nurdin,  Asba>b Al-Nuzu>l, h. 2
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berlangsung di antara keduanya sehingga mereka saling menolong dan sebagian 

menghantam yang lain dengan tangan atau sandal. Namun, tidak sampai terjadi 

peperagan menggunakan pedang.17

Sedangkan riwayat lain menyebutkan bahwa sanya ayat ini turun 

berkaitan dengan pertengkaran yang mengakibatkan perkelahian dengan 

menggunakan alas kaki, antara kelompok Aus dan khazraj. Hal itu dimulai ketika 

Rasulullah saw yang megendarai keledai melalui jalan dimana  Abdullah Ibn 

Ubay Ibn Ulul sedang duduk dan berkumpul dengan rekan-rekannya. Saat itu, 

keledai Rasulullah saw buang air, lalu Abdullah yang merupakan tokoh kaum 

munafiqin berkata:” lepaskan keledai mu karena bauhnya menganggu kami” 

sahabat Nabi  Muhammad saw, Abdullah Ibn Ubay sambil berkata :” demi Allah 

bauh air seni keledai Rasulullah saw lebih wangi dari pada minyak wangimu.” 

Maka terjadilah pertengkarang yang mengundang kehadiran kaum masing-

masing.

4. Muna>sabah Ayat 

Setalah ayat sebelumnya memerintahkan untuk melakukan perdamaian 

antara dua kelompok orang beriman, maka ayat ini menjelaskan mengapa hal 

tersebut perlu untuk dilakukan, dan ishlah perlu untuk ditegakkan, karena orang-

orang yang beriman yang mantap imannya  yang tidak seketurunan adalah 

bagaikan bersaudara seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan 

bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan.18

                                                          
17Jalaluddin As-Suyu>ti, Luba>b An-Nuqu>l Fi Asba>b Al-Nuzu>l, dalam Skripsim,

Perdamaian dalam Kajian Al-Qur’an: Study Analisis Terhadap Penafsiran  Surat Al-H}ujura>t/49: 
9-10. ( Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2017), h.50.

18Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishba>h;  Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qura’n. h. 247.
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5. Makna Ijmali

Pada ayat al-H}ujura>t/49: 10 mengisyaratkan dengan jelas bahwa 

persatuan dan kesatuan serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil 

ataupun besar akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua, sebab 

persaudaraan yang ada dalam ayat tersebut merupakan persaudaraan yang 

berlandaskan agama.

Jika terjadi konflik di antara orang-orang beriman seperti yang 

dicontohkan pada ayat sebelumnya, maka hendaklah didamaikan di antara 

mereka, karena Allah tidak membenarkan di antara orang-orang beriman terjadi 

pertengkaran, perselisihan, pembunuhan dan penindasan serta membedakan atau 

mengistimewakan sebagian atas sebagian lainnya. Sebab pada dasarnya semua 

manusia bersaudara.19

Dalam ayat al-H}ujura>t/49:10 menggambarkan dua metode yang dapat 

melahirkan persaudaraan di antara orang-orang berima, yaitu pertama jika terjadi 

konflik di antara orang-orang yang yang beriman, maka harus di damaikan dan 

diselesaikan dengan adil, kedua melakukan tindakan yang dapat mencegah dari 

hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik, seperti larangan menghina, 

menggunjing, memperolok-olok dan berprasangka buruk.20

6. Penafsiran QS al-H}ujura>t/49:10

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ    إِنمَّ
Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah (bagaikan) bersaudara karena 
itu damaikanlah antara kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah 
agar kamu mendapat rahmat.21

                                                          
19Said Agil Husin Al Munawar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki (Cet.1; 

Jakarta : Ciputat Press, 2002), h. 246.
20Said Agil Husin Al Munawar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan, h. 246
21Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517.
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Ayat tersebut merupaakan kelanjutan dan penegasan perintah dari ayat 

sebelumnya, yaitu ayat 9, untuk mengisla>hkan kaum mukmin yang bersengketa. 

Sebagaimana dalam al-Qur’an yang berbunyi sebagai berikut:

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ    إِنمَّ

Semua orang mukmin itu dipandang suatu keluarga, karena mereka semua 

memiliki asas yang tunggal, yaitu imam, karena perhubungan iman lebih dekat 

dari pada perhubungan keturunan.22sebab dasar ukhuwah (persaudaraan) adalah 

kesamaan akidah.23 Di dalam ayat ini menghendaki ukhuwah kaum mukmin 

harus benar-benar kuat, bahkan lebih kuat dari pada persaudaraan karena senasab, 

hal tersebut dapat kita lihat dari penggunaan kata ikhwah dan ikhwan yang 

merupakan jamak dari kata akh (saudara) kata ikhwah dan ikhwan dalam 

pemakaiannya bisa saling menggantikan, namun pada umumnya kata ikhwah 

untuk menunjukkan kawan atau sahabat.24dan dengan memakai kata ikhwah , 

ayat ini hendak menyatakan bahwa ukhuwah kaum muslim itu lebih dari pada 

persahabatan atau perkawanan sebagaimana hadis nabi saw sebagai berikut:

يضلمه عن أبن رضي االله عنه قا ل: قا ل رسول االله صلى االله علييه وسلم :المسلم أخو المسلم لا 

ولا يخذ له ولا يسلمه
Artinya:

“Diriwayatkan Dari Ibnu Umar, beliau berkata:”Rasulullah saw bersabda: 
Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain, oleh sebab itu, jangan 
mendzalimi dan meremehkannya dan jangan pula menyakitinya.” (HR. 
Ahmad, Bukhari dan Muslim).25

Kemudian  ayat ini di awali dengan kata innama>, mesti secara bahasa, 

kata innama> tidak selalu bermakna hasyr (pembatasan), namu dalam ayat ini kata 

                                                          
22Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur( Cet. II ; 

Jakarta : P.T Pustaka Rizki Putra Semarang 1995), h. 3786.
23Jalaluddinal-Mahali, Imam Jalaluddin, Tafsir Jalalain; Berikut asba>b al-Nuzu>l Ayat 

Surat Az-Zumar S.D Surat An-Nas( Cet. VI:  Bandung; Sinar Baru 1990h. 2246.
24Halimah, Aplikasi Konsep Ukhuwah Qurani ; dalam Kehidupan Politik, h. 74-79.
25Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Al-Ja’mi>, Al- Ja>mi’ Al-Mu>Sna>d 

Sho>hi> Al-Mu’tasho>r  Sho>hi Bukhari ( Dar Taukut An-Najah, 1422 H), h. 120.
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innama> memberikan makna hasyr, artinya tidak ada persaudaraan di antara 

mukmin dan kafir, hal ini mengisyaratkan bahwa ukhuwah islam lebih kuat dari 

pada persaudaraan nasab, persaudaraan nasab bisa terputus karena perbedaan 

agama, sebaliknya ukhuwah islam tidak akan terputus karena perbedaan nasab, 

bahkan persaudaraan nasab dianggap tidak ada jika tidak ada persaudaraan 

akidah (islam).26 Hal ini dapat kita lihat dalam hak waris, tidak ada hak waris 

antara seorang mukmin dan seorang kafir dan begitupun sebaliknya, jika seorang 

muslim meninggal dan ia hanya memiliki saudara yang kafir, maka saudara kafir 

tersebut tidak boleh mewarisi harta saudaranya yang muslim, dan juga dalam hal 

kekuasaan, umat islam tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali atau 

pemimpin, sekalipun bapak dan saudara mereka. Sebagaimana dalm QS at-

Taubah/9: 23.

يُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتَّخِذُوا آباَءكَُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْليَِاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى ياَأَ 
مُْ مِنْكُمْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  يماَنِ وَمَنْ يَـتـَوَلهَّ   الإِْ

Terjemahnya:
“Wahai orang-orang yag beriman janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu 
dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai 
kekafiran dari pada keimanan, barang siapa diantara kamu menjadikan 
mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang dzalim.27

Kemudian dalam ayat

أَخَوَيْكُمْ فأََصْلِحُوا بَـينَْ 
Ayat tersebut menganjurkan kita untuk mendamaikan, sebab 

persaudaraan yang normal dan alamiyah di antara manusia adalah di liputi 

dengan rasa kecintaan, persamaian, dan persatuan, jika terjadi sengketa dan 

peperangan di antara mereka, maka hal tersebut merupakan penyimpangan yang 

harus dikembalikan di dalam keadaan normal dengan mengishla>hkan mereka 
                                                          

26Abu Hayyan Al-Andalusia, Tafsir Al-Bahr Al-Muhi>Th,(Daar Al-Fikri : Bairut  1420),h. 
515.

27 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya ,h. 190.
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yang bersengketa, yakni mengajak mereka untuk mencari solusi pada masalah 

tersebut, yang sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya.

Kata akhway>kum (kedua saudara kalian) menunjukkan jumlah yang 

paling sedikit terjadinya persengketaan, hal ini menjelaskan bahwa dua orang 

saja yang apabila terjadi persengketa di antara mereka wajib untuk di ishla>hkan 

apalagi jika lebih dari dua orang.  Digunakan kata akhaway>(dua orang saudara) 

memberikan makna, bahwa sengketa atau pertikaian di antara mereka tidak 

mengeluarkan mereka dari tubuh kaum muslim, mereka tetap disebut saudara. 

Ayat sebelumnya pun di sebut dua kelompok yang saling berperang sebagai 

mukmin.Adapun yang mudha>fkannya kata akhaway> dengan kum (kalian, pihak 

yang diperintah) lebih menegaskan kewajiban ishla>h (mendamaikan) hal itu juga 

menunjukkan takhshis>sh (pengkususan) atasnya.28Maksudnya bahwa segaka 

sengketa yang terjadi di antara manusia, itu merupakan hal yang mutlak yang 

harus diselesaika dengan adil.

Dalam ayat ini terdapat perinta untuk men ishla>hkan seseorang yang 

bersengketa, yang hal itu merupakan penyempurna dari ayat sebelumnya yang 

mengatakan wa in tha>ifata>ni min al-mu’mini>na qtatalu> ( jika ada dua golongan 

dari kaum mukmin yang berperang) kata tha>ifata>ni (dua golongan) dapat  

membuka cela kesalahan persepsi, bahwa seolah ishla>h hanya diperintahkan jika 

dua kelompok berperang, sedangkan jika dua orqng yqng bertikai, apalagi tidak 

sampai pada peperangan, hanya sedan batas saling mencaci maki tidak 

memimbulkan kerusakan umum, tidak harus diishla>h. oleh karena itu Allah swt 

berfirmah bayna akhaway>kum, ayat ini menutup dari kesalahan persepsi dari ayat 

sebelumnya. Jadi jika terjadi sengketa walau hanyab dua orang muslim dan masih 

                                                          
28Abu Hayyan Al-Andalusia, Tafsir Al-Bahr Al-Muhi>th,(Daar Al-Fikri : Bairut  1420), h. 

516.



18

dalam taraf paling ringan, ishla>h harus segerah dilaksanakan. Kemudian dalam 

firmanya

وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ 
Yaitu bertakwa kepada Allah terhadap segala hal, seperti melakukan 

hubungan dengan manusia dengan sebaik-baiknya. Agar engkau (manusia) 

mendapat rahmat dari Allah swt.29 Karena Takwa harus dijadikan panduan dalam 

melakukan ishla>h dalam semua perkara, dan dalam melakukan ishla>h, kaun 

mukmin harus terikat dengan kebenaran dan keadilan tidak berbuat zalim  yang 

tidak condong kepada satu pihak, sebab mereka semua adalah saudara yang 

disejajarkan oleh islam. 

C. Hakikat dan Nilai-Nilai Ukhuwah Islamiyah dalam QS  al- H}ujura>t/49: 10

1. Hakikat Ukhuwah Islamiyah

Secara etimologi hakikat berarti terang, yakin, realitas, kebenaran atau 

makna yang sesungguhnya, menurut jalaluddin sa suyuti dalam al itqan fi ‘ulum 

qur’an hakikat merupakan suatu lafads yang tetap pada aslinya, dan tidak ada 

takdim (makna yang didahulukan) dan takhir (makna yang diakhirkan) di 

dalamnya.30 Adapun hakikat ukhuwah islamiyah adalah sebagai berikut:

a. Macam- Macam Ukhuwah 

Berangkat dari pengertian, ukhuwah terbagi menjadi beberapa bagian 

yaitu sebagai berikut:

1) Ukhuwah fi> al-Di>n (Persamaan seagama)

Ukhuwah fi> al-Di>n merupakan persaudaraan yang diikat oleh keyakinan 

dan akidah yang sama dalam melaksanakan ajaran islam. Interaksih yang disertai 

                                                          
29Ahmad Mustafa Al- Maragi, Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 10-12 (Mesir: Mustafa 

Al-Babi Al- Halabi, 1974), h 219.
30Ali Sahbuny, Kamus Al-Quran: Qur’ani Explorer (Cet.1; Jakarta: Shahih, 2016), h. 

168.
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oleh imam yang kuat merupakan salah satu faktor menunjang lahirnya ukhuwah

sehingga dapat melahirkan hubungan yang erat seperti, keakraban, kekerabatan, 

kesukuan, dan kekompakan dalam menjalani proses kehidupan, sebagaimana 

dalam QS al-H}ujura>t/49: 10.

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ    إِنمَّ

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang mukmim bersaudara, karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepadah Allah agar kamu 
mendapat rahmat.31

Kata  إنما digunakan untuk membatasi sesuatu. Dalam hal ini kata innama

mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti 

bahwa kaum beriman bersudara.

Kata  اخوة adalah bentuk jamak dari  اخ yang dalam kamus-kamus bahasa 

sering kali diterjemahkan saudara atau sahabat. Kata آخویكم diungkapkapkan 

dalam bentuk musanna, adalah menunjukkan bahwa walaupun dua orang yang 

bertenngkar, orang mukmin tetap berkewajiban untuk melakukan isla>h.32

2). Ukhuwah fi> al- Sifa>t (persaudaraan karena kesamaan sifat)

Ukhuwah fi al- Sifa>t, merupakan  ukhuwah yang terjalin karena adanya 

persamaan baik persamaan sifat maupun persamaan lainnya, sebagaimana dalam 

QS al-Isra>’/17 : 27

إِنَّ الْمُبَذِّريِنَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, 
dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.33

                                                          
31Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517
32Halimah, Aplikasi Konsep Ukhuwah Qurani ; dalam Kehidupan Politik, h. 74-79.
33Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 285
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Dari ayat tersebut, mengatakan bahwa siapa saja yang melakukan tradisi 

suatu kaum dan mengikuti jejak mereka, maka dia telah menjadi saudaranya, dan 

orang yang menghambur-hamburkan hartanya dengan melanggar ketentuan 

Allah, maka mereka juga telah menjadi saudara syaitan.34

3). Ukhuwah fi> al- nasab

Ukhuwah fi> al nasab, merupakan persaudaraan karena seibu, seayah, atau 

seibu saja, persaudaraan ini diikat oleh hubungan darah.Ikatan persaudaraan ini 

terbatas pada garis keturunan sebagai kerabat terdekat.

4). Ukhuwah fi> al-Rada’ah

Ukhuwah fi> al-Rada’ah merupakan persaudaraan karena sesusuan, seibu, 

seayah, atau seibu saja dan tidak diikat oleh hubungan darah atau nasab.35

Persaudaraan ini terjadi, karena adanya seorang ibu yang menyusui seorang bayi 

yang bukan bayi kandungnya, sebagaimana dalam QS al-Nisa> /4: 23

تيِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ  ....وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ
Terjemahnya:

“Ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan. 36

Dari ayat tersebut, Allah mengharamkan mengawini ibu susuan atau 

saudara persusuan

Adapun dalam buku wawasan al-Qur’an yang ditulis oleh M. Quraish 

Shihab, mengatakan bahwa macam- macam ukhuwah adalah sebagai berikut:

1). Ukhuwah ‘ubudiyyah atau saudarah kesemakhlukan.

Yaitu saudara yang dijalin karena sama-sama makhluk ciptaan Allah, 

sama-sama tunduk dan taat kepada Allah saw.

                                                          
34H. Salim Bahresisy, Tafsir Ibnu Katsir, ( Cet. I,  Jus Xv;  Kuala Lumpur: Victory 

Agence), h.  38.
35Halimah, Aplikasi Konsep Ukhuwah Qurani ; dalam Kehidupan Politik, h 85.
36Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 82.
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2). Ukhuwah insaniyyah

Yaitu persaudaraan terhadap seluruh umat manusia, tanpa memandang 

suku, ras dan agama, sebab mereka adalah sama-sama ciptaan Allah, sama-sama 

berasal dari seorang Ayah dan ibu, sebagaimana sabda Rasulullah saw. Yang 

artinya sebagai berikut:

“ jadilah kalian hamba Allah yang bersaudarah”.

3). Ukhuwah wathaniyyah wa an- nasab

Yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan

4). Ukhuwah fi> din al- Islam yaitu persaudaraan antar sesama muslim37

b. Faktor-Faktor Penunjang Ukhuwah

1). Memberitahukan rasa cinta kepada saudaranya

Cinta merupakan kasih atau kehangatan yang diberikan kepadasaudara 

seiman, sebab tanpa cinta maka tidak akan terjalin yang namanya persaudaraan, 

sebagaimana hadis Rasulullah saw. Sebagai berikut:

ثَنيِ حَبِيبُ بْنُ عُبـَيْدٍ، عَنِ  ثَـنَا يحَْيىَ، عَنْ ثَـوْرٍ، قاَلَ: حَدَّ ثَـنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّ حَدَّ
بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، وَقَدْ كَانَ أدَْركََهُ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: الْمِقْدَامِ 

»إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَـلْيُخْبرِهُْ أنََّهُ يحُِبُّهُ «
Artinya:

“Apabila seseorang mencintai saudaranya hendaklah mengkabarkan 
kepadanya (bahwa engkau mencintainya) (HR.Abu Daud).38

2). Mendoakan saudaranya

Seorang muslim apabilah mendoakan  saudaranya, maka Allah tidak akan 

mengabulkan doanya sebelum ia rasakan apa yang ia panjatkan oleh saudaranya, 

sebagaimana hadis Rasulullah saw. Sebagai berikut:

                                                          
37M  Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an), h. 489.
38Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy’ats bin Ish}a>q bin Basyir bin Syada>d bin Amru> al-Azdi> 

al-Sajasta>ni>, Sunan Abu> Da>wud\, juz 4, (Beirut: Maktabah al- Ashriyyah, t.th), h. 332
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ثَـنَا أَبيِ،  ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّ ثَنيِ أَحمَْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْوكَِيعِيُّ، حَدَّ حَدَّ
رْدَاءِ، قاَلَ: قاَلَ  رْدَاءِ، عَنْ أَبيِ الدَّ عَنْ طلَْحَةَ بْنِ عُبـَيْدِ االلهِ بْنِ كَريِزٍ، عَنْ أمُِّ الدَّ

االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَِخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، رَسُولُ االلهِ صَلَّى 
إِلاَّ قاَلَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بمِثِْلٍ 

Artinya: 
“Tidaklah seorang muslim berdoa untuk saudaranya dari kejauhan 
melainkan malaikat berkata (dan untuk mu juga seperti itu)”39

3). Memberikan senyuman jika berjumpa dengan saudara

Apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya, maka hendaklah 

bermuka manis atau senyum, sebab senyum dapat menyejukkan hati. 

Sebagaimana hadis Rasulullah saw sebagai berikut:

المعروف شيءا ولو ان تلقى أخا ك بو جه طلقلاتحقرن من 
Artinya:

“Janganlah kalian menganggap mereh perbuatan baik sedikit pun, walau 
hanya memberikan senyuman ( bermuka ramah) pada saudaramu (HR. 
Muslim)”.

4). Berjabak tangan

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda sebagai berikut:

أَخْبـَرَناَ عَلِيُّ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ عَبْدَانَ، قاَلَ: أنا أَحمَْدُ بْنُ عُبـَيْدٍ، قاَلَ: نا ابْنُ أَبيِ 
، قاَلَ: 285قَمَّاشٍ، [ص: ] قاَلَ: نا الْقَوَاريِريُِّ، قاَلَ: نا سَالمُِ بْنُ غَيْلاَنَ بْنِ سَالمٍِ

ثَنيِ أبَوُ عُثْمَانَ النَّـهْدِيُّ، عَنْ سَلْمَانَ سمَِعْتُ الجْعَْدَ أبَاَ عُثْمَ  انَ، قاَلَ: حَدَّ
، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: " إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لقَِيَ أَخَاهُ  الْفَارسِِيِّ

رَقُ الْيَابِسُ مِنَ الشَّجَرِ فيِ فأََخَذَ بيَِدِهِ تحََاتَّتْ عَنـْهُمَا ذُنوُبُـهُمَا، كَمَا يَـتَحَاتُّ الْوَ 
”يَـوْمٍ عَاصِفٍ، وَإِلاَّ غُفِرَ لهَمَُا وَإِنْ كَانَتْ ذُنوُبُـهُمَا مِثْلَ زبََدِ الْبَحْرِ 

Artinya:

“Sesungguhnya seorang muslim, apabila ia bertemu dengan saudara muslim 
yang lain, kemudian ia menjabat tangannya, maka akan bergugurlah dosa 
keduanya, sebagaimana bergugurannya dedaunan dari sebuah pohon  yang 
telah kering di hari dimana angin bertiup sangat kencang. Atau dosa 

                                                          
39Muslim bin al-Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyai>ri> al-Naisa>buri, Shahi>h Muslim, juz 4 

(Beirut: Da>r Ihya> al-Turas} al-Arabiyyah, t.th), h. 2094
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kedunya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. (HR. Imam 
Baihaqi)40

5). Bersilahturahmi

Sabda Rasulullah saw. yang artinya sebagai berikut:

Artinya:
“Bahwa Allah berfirman, “ cinta ku wajib diberikan kepada orang yang 
saling mencitai karena ku, kepada yang saling duduk karena ku, kepada 
yang saling mengunjungi (silahturahmi) karena ku, dan yang saling 
berlombah untuk berkorban karena ku. (HR. Ahmad bin Hambal).

6). Mengucapkan selamat pada moment tertentu

Seorang muslim akan merasa terhormat jika seorang muslim lainnya 

mengucapkan kata selamat pada dirinya di waktu-waktu tertentu.

7). Memberikn hadiah

Memberikan hadiah kepada seseorang merupakan tanda kasih sayang 

terhadap orang tersebut, dan hal itu merupakan sunnah Nabi saw.

8). Memberikan perhatian penuh pada kebutuhan saudaranya

Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabdah sabagai berikut:

، وَأبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَمحَُمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الهْمَْدَانيُِّ  ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ يحَْيىَ التَّمِيمِيُّ حَدَّ
ثَـنَا وَاللَّفْظُ - أبَوُ مُعَاوِيةََ، عَنِ -ليَِحْيىَ، قاَلَ يحَْيىَ: أَخْبـَرَناَ وقاَلَ الآْخَرَانِ: حَدَّ

الأَْعْمَشِ، عَنْ أَبيِ صَالِحٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ 
نْـيَا، نَـفَّسَ االلهُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ مَنْ نَـفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَ «وَسَلَّمَ:  بِ الدُّ

نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وَمَنْ سَتـَرَ  يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ االلهُ عَلَيْهِ فيِ الدُّ
نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وَااللهُ فيِ عَوْنِ الْعَبْ  دِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ مُسْلِمًا، سَتـَرَهُ االلهُ فيِ الدُّ

أَخِيهِ 
Artinya:

“Barang siapa yang melapangkan kesempitan dunia seorang mukmin, 
maka Allah akan melapangkan baginya sekempitan pada hari kiamat. Dan 
barangsiapa yang mempermudah kesulitan seorang, maka Allah akan 
mempermudahnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Barangsiapa yang 
menutupi celah seseorang muslim, maka Allah akan menutupi celahnya di 

                                                          
40Ah}mad bin al-Husein bin Ali> bin Mu>sa al-Khusrajurdi> al-Khura>sa>tani> Abu> Bakr al-

Baihaqi>, Syu’ab al-Ima>n, juz 11, cet. I, (Riya>dh: Maktabah al-Rusyd, 2003), h. 284
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dunia dan akhirat. Dan Allah akan senangtiasa menolong hambanya, 
selagi hambanya tersebut menolong saudaranya. (HR. Muslim)41

9). Melaksanakan semua hak-hak ukhuwah

Dalam berukhuwah, terdapat hak-hak yang mesti dilaksanakan oleh 

sesama muslim yang saling bersaudara karena Allah saw, adapun hak-hak 

ukhuwah adalah sebagai berikut:

a) Mengucapkan salam saat berjumpah

b) Memenuhi undangan

c) Memberikan nasehat

d) Mendoakan ketika bersin

e) Menengok ketika sakit

f) Mengiringi jenazah seorang muslim

g) Memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan dan kesusahan 

saudara

h) Menutupi aib atau kekurangan yang dimiliki

i) Saling menjaga dalam suka maupun suka

c. Term-Termn Ukhuwah dalam Al-Qur’an

Ukhuwah islamiyah merupakan pondasi dasar dalam mewujudkan 

toleransi, saling menghargai, menghormati dan saling berkasih sayang terhadap 

sesama umat manusia dalam mewujudkan kedamaian di dalam kehidupan 

masyarakat,  Sebab ukhuwah mengajak kita untuk berpegang teguh terhadap al-

Qur’an dan hadis dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

kata akh berulang kali menyebutkan kata tersebut di dalam al-Qur’an 

dengan berbagai bentuk dan maknanya, hampir seluruh surah yang ada di dalam 

                                                          
41Muslim bin al-Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyai>ri> al-Naisa>buri, Shahi>h Muslim, juz 4 

(Beirut: Da>r Ihya> al-Turas} al-Arabiyyah, t.th), h.  2074
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al-Qur’an terdapat kata akh, itu menandakan bahwa betapa pentingnya ukhuwah 

islamiyah dalam kehidupan manusia.

Dalam hal ini penulis akan melampirkan pelafadzan akh dalam berbagai 

bentuk dan penggunaannya di dalam al-Qur’an yang terdapat dalam kitab al-

Mu’jam al-Mufah}ras li al-fa>zd al-Qur’an, yang dirangkum oleh Hj. Halima dalam 

bukunya Aplikasi konsep ukhuwah qurani dalam kehidupan politik42 adapun 

term-term ukhuwah adalah sebagai berikut:

1) خا   dalam QS al-Nisa>/4: 12: 23 dan QS Yusuf/ 12: 59 dan 77

2) اأخ dalam QS al-Ahqaf/46: 21

3) أخ نا dalam QS Yusuf/12: 63 dan 65

4) أخا ه dalam QS al-‘Ara>f/7: 111, QS Yusuf/12: 69

5) أخا هم dalam QS Maryam/19: 53, QS al-Mu’minu>n/23: 45, QS al-

Furqan/25: 35, QS al-Syua’ra/26: 36

6) أخو ك dalam QS Yusuf /12: 69, QS Taha/ 20: 42

7) أخوه dalam QS Yusuf/12: 8

8) أخوهم dalam QS al-Syua’ra/26: 106, 124, 142, 161.

9) أخي dalam QS al-Maidah/5: 25 dan 31, QS al-A’raf/7: 151, QS. 

Yusuf/12: 90, QS Taha/20: 30, QS al-Qasas/28: 34, QS Shad/38: 23

10) أخيك dalam QS al-Qasas/28: 35

11) أخيه  dalam QS al-Baqarah/2: 178, QS al-Maidah/5: 30 dan 31, QS al-

a’raf/7: 42 dan 150, QS Yunus/10: 87, QS Yusuf/12: 60, 70. 76, 87, 89, 

QS al-Hujurat/49: 12, QS al-Ma’arij/70: 12, QS ‘Abasa/80: 34.

12) أخو يكم dalam QS al-H}ujura>t/49

13) إخوان  dalam QS al-Isra’/17: 27, QS Qaf/50: 13

                                                          
42Halima,” Aplikasi Konsep Ukhuwah Qurani dalam Kehidupan Politik”,  dalam  

Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu’jam Al-Mufahros Li Al-Fad Al-Quran (Cet. I :Istabul 
Turki, Al-Maktab Al-Islamiyah), h. 30
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14) إخوانا  dalam QS Ali-Imran/3: 103, QS al-Hijr/15:47

15) إخوانكم dalam QS al-Baqarah/2: 220, QS at-Taubah/9: 11, 23, 24, QS 

al-Nur/24:61, QS al-Ahzab/33: 5

16) إخواننا  dalam QS al-Hasyr/59: 10

17) م  إخوا dalam QS Ali-Imran/3: 156, 168, QS al-An’am/6: 87, QS al-

A’raf/7: 222, QS al-Ahzab/33: 18, QS al-Mujadalah/58: 22, QS al-

Hasyr/59: 11

18) ة إخو dalam QS al-Nisa/4: 11 dan 176, QS Yusuf/12: 58, QS al-

H}ujura>t/49: 10

19) إخوتك  dalam QS Yusuf/12: 5

20) غخوته  dalam QS Yusuf/12:7

21) إخوتي  dalam QS Yusuf/12: 100

22) إخت  dalam QS al-Nisa/4: 12, 13 dan 176.

23) إختك  QS Maryam/19: 28

24) إجته  dalam Taha/20: 40

25) إجتها  dalam QS al-Qasas/28: 11

26) أختين  dalam QS. al-‘Araf/7: 38, QS. al-Zuhruf/43: 48

27) أخواكم  dalam QS. al-Nisa/4: 23, QS al-Nur/24/ 61

28) أجواتكم  dalam QS al-Nisa/4: 23, QS al-Nur/24: 31, QS al-Ahzab/33: 55

d. Konsep-Konsep Dasar Pemantapan Ukhuwah

Agama adalah satu keinginan akan suatu cara hidup yang benar, yang 

mengantarkan manusia pada jalan kebenaran. Keinginan untuk memilih dan 

meyakini kebenaran yang dibawah oleh agama tersebut, dengan tujuan yang 

sama, yaitu sama-sama meraih ridho Allah demi kehidupan yang damai, namun 

dalam agama itu sendiri walau pun memiliki tujuan yang sama, tetapi dalam 
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pengaplikasiannya manusia memiliki cara yang berbeda-beda dalam meraih 

tujuan yang sama.

Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah/2: 213, dijelaskan bahwa manusia 

diciptakan dari umat yang satu, namun disebabkan oleh faktor-faktor yang 

meliputi manusia itu sendiri mereka menjadi berbeda, yaitu perbedaan dalam 

penciptaan manusia pertama hingga sekarang, perbedaan dalam ketuhanan dan 

keagamaan.43

Dalam hal ini penulis fokus dalam perbedaan terhadap agama, yang salah 

satu di antaranya yaitu perbedaan dalam arti keragaman cara beribadah, sebab  

tidak sedikit di antara umat yang mengalami suatu perpecahan yang diakibatkan 

oleh keragaman cara beribadah, sehingga dalam permasalahan ini dibutuhkan 

suatu konsep agar mereka saling menghargai pendapat atau keyakinan masing-

masing, selama pendapat atau keyakinan tersebut berlandaskan al-Quran dan 

hadis dan merupakan ijma’ dari para ulama.

Adapun konsep tersebut adalah sebagai berikut:  

1). Konsep tanawwu’ al- ibadah (keragaman cara beribadah)

Di zaman modern ini tidak sedikit di kalangan masyarakat mengalami 

perpecahan ukhuwah yang disebabkan karena adanya perbedaan atau 

keragama cara beribadah, mereka saling menyalahkan dalam hal pendapat dan 

berusahan untuk  membenarkan pendapat masing-masing yang akhirnya 

merujuk kepada pertikaian dan saling mengkafirkan, maka dalam hal ini 

dibutuhkan suatu konsep untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu konsep 

tanawwu’ al- ibadah (keragaman cara beribadah)

                                                          
43Said Agil Husain Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama,  (Cet. III; Surabaya: 

Ciputat Press, 2005), h. 202.
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Dalam konsep tersebut telah mengakui bahwa adanya keragaman yang 

telah dipraktekan nabi saw.44 Dalam bidang pengamalan agama, yang 

mengantarkan kepada pengakuan akan kebenaran semua praktik keagamaan, 

selama semuanya itu merujuk kepada Rasulullah saw, dan tidak terlepas dari 

tuntunan al-Quran dan al-Sunnah.

2). Konsep al- mukhti’u fi>  al-ijtiha>d lahu ajr (yang salah dalam berijtihad pun 

mendapat pahala)

Dalam hal ini selama sesorang atau kelompok yang mengikuti 

pendapat seorang ulama yang keliru dalam berijtihad, ia tidak akan berdosa, 

jika ulama tersebut melakukan ijtihadnya dengan berbekal ilmu yang tinggi, 

usaha yang sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum, serta berlandaskan 

al-Qur’an dan al-Hadis, maka mereka tetap diberi pahala oleh Allah saw. 

sebab penentuan akan kebenaran dan kesalahan bukanlah wewenan makhluk, 

melainkan wewenan Allah saw. 

3). Konsep la hukma lillah qablah ijtiha>d al-mujtahid (Allah belum 

menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan oleh seorang 

mujtahid)

Dalam hal ini al-Qur’an dan hadis-hadis nabi saw, tidak selalu 

memberikan interpretasi yang pasti dan mutlak, sebab yang mutlak adalah 

Tuhan dan firman-firmannya, sedangkan interpretasi firman-firman tersebut 

sedikit sekali yang bersifat pasti dan mutlak, karena cara kita memahami al-

Qur’an da sunnah Nabi berkaitan erat dengan banyak faktor, antara lain 

lingkungan, kecenderungan pribadi, perkembangan masyarakat, kemajuan 

                                                          
44M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, h. 486.
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ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingkat kecerdasan dan pemahaman 

masing-masing mujtahi>d.45

2. Nilai-nilai ukhuwah dalam  QS al- H}ujura>t/49: 10

a. Persaudaraan Seiman

Ukhuwah Islamiyah merupakan  hubungan atau jalinan yang dibangun 

berdasarkan keimanan, dan kebersamaan, bukan halnya hubungan dengan 

manusia saja akan tetapi juga terhadap makhlup hidup lainnya, dengan tujuan 

untuk mendapatkan kesejahteraan dan kedamaian hidup berdasarkan nilai-nilai 

agama.

Jika diperhatikan kondisi masyarakat islam di beberapa wilaya dewasa 

ini, mereka cenderung bersikap fanatisme, suku, bangsa, ras dan agama. Sifat 

individualistik semakin transparan, dengan mengikuti ego masing-masing dan 

saling menjatuhkan antar suku, bangsa, agama dan ras, perselisihan dan 

pemberontakan terjadi di mana-mana, yang megakibatkan suatu kehancuran, 

situasi tersebut tidak lepas karena adanya pengaruh-pengaruh budaya barat yang 

sengaja masuk dalam kehidupan umat islam.

Budaya-budaya yang kini telah meraja lelah dalam kehidupan umat islam 

telah berhasil mempengaruhi umat manusia, mulai dari kalangan anak-anak, 

remaja bahkan dikalangan dewasa, dengan meniru gaya hidup mereka, cara 

berpakaian, etika bergaul dan sebagainya. Dengan begitu terlihat betapa 

pentingnya diwujudkan ukhuwah islamiyah di tengah-tengah masyarakat, dengan  

tujuan untuk mengantisipasi terjadinya suatu perpecahan di antara umat islam. 

Perwujudan tersebut dapat diaktualisasikan lewat petunjuk Allah dalam QS A>li 

‘Imra>n/: 103.

                                                          
45M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, h. 488.
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يعًا وَلاَ تَـفَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعَْدَا ءً وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جمَِ
  فأَلََّفَ بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً

Terjemahnya: 

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah 
kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, 
lalu menjadikan kamu nikmat orang-orang yang bersaudara.46

Ayat di atas menggambarkan bahwa salah satu faktor dalam mewujudkan 

ukhuwah, adalah umat islam diperintahkan berpegang teguh kepada al-Qur’an 

dan sunnah Rasulullah saw. Serta dilarang menimbulkan sikap yang dapat 

memicu terjadinya permusuhan yang dapat megakibatkan perceraiberaian.

Kata  إعتصموا I’tasamu> terambil dari kata عصم Ashama yang bermakna 

menghalangi, penggalan ayat tersebut megandung perintah untuk berpegang 

kepada tali Allah yang berfungsi menghalangi seseorang terjatuh. Kata حبل yang 

berarti tali adalah apa yang digunakan untuk mengikat sesuatu guna 

mengangkatnya ke atas atau menurunkannya ke bawah agar sesuatu itu tidak 

terlepas atau terjauh.47

Kalima  ففآ لف بین قلو بكم yakni mengharmonisasikan atau mempersatukan 

hati kamu, hal ini menunjukkan betapa kuat jalinan kasih sayang dan persatuan 

merekaa karena yang diharmonisasikan Allah bukan hanya langkah-langkah 

mereka, tetapi hati mereka, jika hati telah menyatu, maka segalah sesuatu 

menjadi ringan dipikul dan segalah kesalah pahaman akan mudah diselesaikan, 

sebab hal yang terpenting adalah kesatuan hati umat, bukan kesatuan hati 

organisasi atau kegiatan.48

                                                          
46Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya h. 64
47M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an  Vol 2 

h. 207.
48M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an  Vol 

2, h. 207.
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Kata إخوانا  adalah bentuk jamak dari kata  آخ  yang biasa diterjemahkan 

sebagai saudara. Makna asalnya adalah sama, oleh sebab itu al-Qur’an menamai 

orang-orang boros dengan إخوان الشیا طین (QS. al-isra>/19: 27) dalam hati memiliki 

sifat yang sama dengan sifat-sifat setan. Mereka yang mempersatukan hatinya 

oleh Allah itu merasa dirinya sama dengan yang lain, jika saudaranya sakit 

mereka sama-sama merasakan, dan jika datang kebahagiaan mereka juga sama-

sama menikmati.49

Kata وانإخ biasanya digunakan al-Qur’an untuk menunjukan saudara yang 

bukan sekandung, berbedah dengan kata إخوة yang juga merupakan bentuk jamak 

dari kata  آخ ini digunakan al-Quran untuk saudarah sekandung, sebagaimana 

dalam QS. al- h}ujura>t/49: 10 persaudaraan sesama mukmin, dilukiskan al-Quran 

dengan kata ikhwat, “sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwat. Sehingga 

dengan demikian persaudaraan antar sesama mukmin terjalin bukan saja oleh 

persaudaraan iman, tetapi juga bagaikan persaudaraan seketurunan.50

Berdasarkan uraian mufassir di atas, dapat dipahami bahwa salah satu 

faktor terwujudnya ukhuwah adalah dengan berpegang teguh kepada al-Qur’an 

dan al-Sunnah, menjadikan keduanya sebagai panutan dalam menjalani 

kehidupan, sehingga persatuan dan kesatuan tetap dipertahankan demi 

memperkuat ikatan persaudaraan.

b. Semangat Mendamaikan 

Saudara atau persaudaraan dalam hal ini sangat berlawanan dengan 

makna pertikaian, perselisihan dan permusuhan, oleh sebab itu kewajiban yang 

ada pada setiap orang muslim adalah mengadakan perdamaian dan senangtiasa 

                                                          
49M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an  Vol 

2, h. 208
50M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an  Vol 

2, h 208.
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mendamaikan, sebab di dalam perdamaian itu terdapat ketulusan dan keikhlasan 

yang mengantarkan pada hubungan persaudaraan yang tulus dan ikhlas.51

Ketika orang-orang tampak ambigu dalam menunjukkan cinta kepada 

mereka yang seagama, maka islam datang dengan membawa sebuah konsep 

untuk membangun atau mempeerat hubungan persaudaraan, sehingga terjalinlah 

persamaan. Persamaan merupakan  salah satu faktor penunjang lahirnya 

persaudaraan, sebab semakin banyak persamaan maka akan semakin kokoh 

pulalah persaudaraan di antara umat manusia.52 persamaan, kepedulian dan rasa 

cinta merupakan hal yang dominan dalam mewujudkan persaudaraan yang 

hakiki, yang pada akhirnya menjadikan seseorang ikut merasakan derita yang 

diderita oleh saudaranya, dan bahagia jika melihat orang lain bahagia.

Ukhuwah atau (persaudaraan) tidak akan terwujud jika syarat atau pilar-

pilar penunjang ukhuwah itu sendiri tidak dilaksanakan, sebab hal tersebut 

merupakan hal yang penting dan mendasar dalam mewujudkan ukhuwah 

islamiyah, adapun syarat penunjang ukhuwah adalah sebagai berikut:

1) Ikhlas karena mengharapkan ridho Allah swt

Persaudaraan seorang muslim terhadap muslim lainnya, haruslah 

dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah swt, sebab ukhuwah tidak akan 

terwujud apabila di dalam hati masih ada sifat-sifat riya yang menghalangi 

keikhlasan manusia.

2). Berlandaskan iman dan takwa

Karena Hanya Iman Dan Takwalah Yang Dapat Membentuk 

Ukhuwah Yang Utuh

3). Berkomitmen dengan adab islam

                                                          
51Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Qur’an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju 

Cahaya Al-Qur’an, (Cet. 1; Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), h. 74.
52M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, h. 491.
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Persaudaraan tidak akan terbentuk, jika seorang muslim tidak saling 

mengimplementasikan adab ukhuwah dalam kehidupan sehari-harinya.

4). Berprinsip saling menasehati karena Allah 

Seorang muslim apabila melihat suatu kemungkaran yang terjadi di 

tengah-tengah masyarakat, maka muslim tersebut tidak segang-segang untuk 

menesehati masyarakat tersebut, agar kembali di jalan Allah

6). Saling tolong menolong dalam kesenangan dan kesusahan

Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan merupakan 

perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.

sebagai berikut:

ثَـنَا أبَوُ مُعَاوِيةََ، عَنِ الأَْعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبيِِّ، عَنِ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قاَلَ: قاَلَ  حَدَّ
الرَّجُلُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الجَْسَدِ، إِذَا اشْتَكَى «رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: 

»رأَْسَهُ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ جَسَدِهِ 
Artinya :

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kecintaan dan kasih sayang 
di antara mereka adalah laksana  satu tubuh, yang apabila terdapat salah 
satu anggota tubuhnya yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan 
sakit.53

c. Ketakwaan Kepada Allah swt

Takwa kepada Allah  yaitu melaksanakan perinta dan menjauhi 

laranganya, hal ini dapat terwujud oleh adanya dorongan harapan memperoleh 

kenikmatan surgawi serta rasa takut terjerumus ke dalam neraka, sebab sebagian 

ulama menggambarkan takwa sebagai gabungan antara harapan dan rasa takut. 

menurut Muhammad Abdu takwa yaitu menghindari siksaan Allah dengan jalan 

menghidarkan diri dari segala yang dilarangnya serta mengerjakan segala yang 

                                                          
53 Abu> Abdilla>h Ah}mad bin Muhammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Musnad al-Imam Ah}mad bin H{anbal, juz 30, cet. I, (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 2001), h. 303
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diperintahkannya seperti senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah di antara 

manusia.54

Orang-orang yang bertakwa diberi berbagai kelebihan oleh Allah swt. 

Tidak hanya ketika mereka di akhirat nanti, akan tetapi juga ketika mereka 

berada di alam dunia. Beberapa kelebihan mereka yang disebutkan di dalam al-

Qur’an adalah sebagai berikut:

1). Dibukakan jalan keluar pada setiap kesulitan yang dihadapinya 

(QS ath-Thala>q/65: 2)

2). Di mudahkan segala urusan (QS ath-Thala>q/65:  4)

3). Dilimpahkan kepadanya berkah dari langit dan bumi yang dinyatakan 

     Dalam (QS al-A’ra>f/7: 96)

4). Dianugrahi furqan yakni petunjuk untuk membedakan yang hak dan

yang  bathil (QS al-Anfa>l/8: 29)

5). Diampuni segala kesalahanya dan dihapus segala dosanya (QS al-

Hadid/57: 28 dan QS al-Anfal/8: 29.

                                                          
54Abd. Syakur DJ dan Shalahuddin, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, h. 989.
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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk pustaka 

lapangan, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara 

alami, yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk hitungan lainnya, seperti dapat berupa penelitian tentang kehidupan, 

riwayat, dan perilaku sesorang, atau juga tentang peranan organisasi, pergerakan 

sosial, atau hubungan timbal balik, dan sebagai datanya dapat dihitung 

sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif.1apa adanya, 

dalam situasi normal dan tidak dapat dimanipulasi keadaan dan kondisinya, 

menekankan pada deskripsi secara alami. 

Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada ayat-ayat yang berkaitan 

dengan ukhuwah islamiyah yang terdapat pada kitab-kitab tafsir Indonesia 

diantaranya, yaitu kitab M. Quraish Shihab:  wawasan al-Quran dan Kitab dan 

al-Azhar, kemudian peneliti diarahkan terjun ke lapangan untuk mendapatkan 

data atau informasi dengan melihat langsung bagaimana peranan masyarakat 

dalam mengaplikasikan ukhuwah islamiyah berdasarkan al-Quran di dalam 

kehidupan sehari-hari  khususnya  terhadap masyarakat lingkungan Dulang, Kec. 

Tanralili. Kab. Maros.

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan pustaka  

(library research) sehinggah harus menentukan lokasi yang akan menjadi medan 

                                                          
1Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:  

Pustaka Pelajar Offset, 2013), h. 4.
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penelitian, lokasi tersebut pada nantinya digunakan untuk menggali semua 

informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Penelitian akan dilakukan di wilayah Lingkungan Dulang, Kec. Tanralili, 

Kab. Maros Sulawesi Selatan, adapun peta lokasinya adalah sebagai berikut:

Lingkungan Dulang merupakan satu-satunya lingkungan yang ada pada 

kelurahan borong kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, yang memiliki 

penduduk sebanyak 1.322 jiwa, dan adapun batas-batas wilayanya adalah sebagai 

berikut:

1. Sebelah uatara yaitu, desa Allaere, desa tersebut terdapat empat Dusun 

yaitu sebagai berikut

a. Dusun Biring Kaloro

b. Dusun Bonto Tengngah

c. Dusun Cambayya

d. Dusun Tanah Didi

2. Sebelah Selatan yaitu desa Toddopulia, yang terdapat empat dusun yaitu 

sebagai berikut
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a. Dusun Sabantang

b. Dusun Bungung-Bungung

c. Dusun Kassi-Kassi

d. Dusun Bonto Panno

3. Sebelah Barat yaitu desa Damai, yang terdapat empat dusun yaitu sebagai 

berikut

a. Dusun Abbekae

b. Dusun Bowon

c. Dusun Billa

d. Dusun Mangai

4. Sebelah  timur desa Lekopancing yang terdapat empat dusun yaitu

a. Dusun Sentosa

b. Dusun  Baku

c. Dusun Carangki Utara

d. Dusun Ka’bung

B. Metode Pendekatan 

Pendekatan menurut bahasa merupakan suatu proses, perbuatan, dan cara 

mendekati suatu obyek, sedangkan menurut terminologi pendekatan merupakan 

usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan 

orang atau obyek yang diteliti.2

Adapun pendekatang yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut:

1. Pendekatan tafsir 

Di dalam pendekatan tafsir itu terdiri dari beberapa cabang yaitu sebagai 

berikut

                                                          
2Abd Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’iy  h. 76
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a. Pendekatan Obyektif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kepentingan 

ilmiah.3 Dalam pendekatan tersebut membahas mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam al-Quran dengan 

ilmu pengetahuan modern yang timbul pada masa sekarang, seperti ayat-ayat 

ukhuwah yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan modern.

b. Pendekatan Subyektif, yaitu mengisyaratkan karya seseorang yang dimotivasi 

oleh kepentingan pribadinya atau kelompoknya.4 Pendekatan tersebut 

tergantung dari budaya dan aqidah penafsirnya, seperti pada penelitian ini 

peneliti berusaha penafsirkan al-Quran dengan merujuk kepada budaya-budaya 

ukhuwah islamiya di daerah Lingkungan Dulang. Kecamatan Tanralili

2. Pendekatan Sosiologis

Kata sosiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan 

masyarakat.Sosiologi diartikan pula ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, 

dan perubahannya.5 Maka dari itu peneliti akan berusaha untuk melakukan 

pendekatan tersebut untuk melihat bagaimana sifat atau perilaku masyarakat 

lingkungan Dulang dalam kehidupan sehari-harinya dalam mewujudkan ukhuwah 

islamiyah.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di dapat dari sumber 

pertama baik dari individu atau kelompok seperti hasil dari wawancara, hasil 

                                                          
3Abd Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’iy  h. 78
4Abd Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’iy  h. 78.
5Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

IV (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 1332.
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pengisian kuesioner dan dokumentasi.6 Peneliti akan melakukan observasi di 

lokasi Lingkungan Dulang selama beberapa hari. Setelah observasi, peneliti 

melakukan wawancara terkait bagaimana perilaku masyarakat Dulang dalam 

kehidupan sehari-hari.

Yang termasuk ke dalam sumber data primer yaitu informan.  Informan 

adalah orang yang dimintai informasi oleh pewawancara yang diperkirakan 

bahwa orang tersebut merupakan penduduk asli dari dusun Dulang, yang telah 

tinggal menetap selama bertahun-tahun lamanya, sehingga menguasai dan 

memahami keadaan dusun dan karakter masyarakat yang  ada di dusun tersebut. 

Informan dalam penelitian ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya seperti 

imam dusun atau tokoh masyarakat lainnya.

Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

No Nama usia

1. H. Nurdin 50 tahun

2. H. Syamsuddin 45 tahun

3 H. Muthalib 50 tahun

Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah para 

masyarakat lingkungan Dulang kecamatan Tanralili, yang dapat memberikan 

informasi yang akurat.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber 

data sekunder dapat diperoleh dari dokumen dan juga buku-buku yang relevan 

dengan masalah ukhuwah Islamiyah.

                                                          
6Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014), h. 42.
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a. Dokumen 

Dokumen dapat dikategorikan Dalam penelitian ini, dokumen yang 

diperlukan adalah dokumen atau arsip yang dapat memberikan keterangan yang 

jelas mengenai kondisi daerah penelitian secara geografis, administratif, sosial 

ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial keagamaan dan layanan kesehatan 

yang ada di Lingkungan Dulang, kec. Tanralili, Kab. Maros 

b. Kepustakaan

Kepustakaan yang dimaksud adalah literatur dan hasil penelitian yang 

relevan. Sumber data tertulis ini seperti laporan penelitian ilmiah, skripsi, buku-

buku yang relevan, media massa, dan lain-lain. Peneliti menggunakan 

kepustakaan dari berbagai sumber yaitu buku, internet, skripsi, artikel dan jurnal 

tentang ukhuwah islamiyah untuk menambah wawasan dan  memperdalam 

pengetahuan tentang ukhuwah islamiyah serta mempermudah peneliti dalam 

menyusun skripsi tersebut.

D. Instrumen Penelitian dan Metode Pegumpulan Data

1. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab 

permasalahan penelitian, dan alat tersebut harus di pilih sesuai dengan jenis data 

yang diinginkan dalam penelitian.7

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen hal ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan data atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya.Instrumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu 

alat ukur yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat terlaksana dengan 

sempurna, seperti kertas dan pulpen untuk mencatat informasi mengenai 
                                                          

7Burhan  Bungin, Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan 
Ilmu Sosial Lainnya, (Cet. VI. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 112.
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ukhuwah islamiyah selamah melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, 

tokoh agama dan para tokoh masyarakat.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

dibutuhkan metode pengumpulan data yang tersusun secara benar dan sesuai 

dengan tujuan penelitian, sehingga teknik pengumpulan data sangat tergantung 

pada tipe permasalahanya, jenis, situasi dan kondisi penelitian itu sendiri. 

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pustaka

Langkah awal sebelum peneliti terjun ke lapangan, maka peneliti terlebih 

dahulu melakukan pembacaan terhadap buku-buku atau literature  yang terkait 

tentang ukhuwah islamiyah dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang 

ukhuwah islamiyah yang menjadi landasan dari penelitian ini.

b. Observasi/Pengamatan

Metode pertama yang digunakan adalah observasi terhadap objek 

penelitian. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan 

pancaindera lainnya.8 Jadi, metode observasi adalah metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

penginderaan. Suatu kegiatan pengamatan harus memilki 3 kriteria berikut: 

Pertama, pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara 

serius. Kedua, Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan. Ketiga, pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan 

dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik 

perhatian. Selanjutnya peneliti harus berusaha dapat diterima sebagai warga atau 
                                                          

8Burhan  Bungin, Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan 
Ilmu Sosial Lainnya118.
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orang dalam dari masyarakat informan tersebut, karena teknik ini memerlukan 

hilangnya kecurigaan para subjek penetian terhadap kehadiran peneliti.

Meskipun, sejatinya pengamatan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan khusus 

dan dapat pula sebaliknya.

Dalam melakukan observasi maka peneliti harus bersifat netral dalam 

berinteraksi dengan masyarakat yang ada di lingkungan Dulang, sebab tidak 

semua masyarakat memiliki karakter yang sama. Metode ini merupakan cara 

yang sangat baik untuk mengetahui karakter atau ukhuwah yang terjalin di 

lingkungan Dulang, Kec. Tanralili, Kab. Maros.

c. Metode wawancara atau interview

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan informan.9 Atau komunikasi verbal yang berbentuk  

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dengan kata lain wawancara 

adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden.10 Dalam 

bentuk seni bertanya dan mendengar. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan. Namun, perlu diketahui wawancara bukanlah sebuah 

perangkat netral dalam memproduksi realitas.Dalam konteks ini, berbagai 

jawaban dapat diutarakan. Jadi, wawancara merupakan perangkat untuk 

memproduksi pemahaman situasioanl (situated understanding) yang bersumber 

dari episode-episode interaksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh 

                                                          
9Burhan  Bungin, Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan 

Ilmu Sosial Lainnya, h. 111.
10Jogiyanto, Metodologi Penelitian; Sistem Informasi, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 

2008), h. 112.
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karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukaan dan 

gender.11

Dalam hal ini peneliti akan mengadakan dialog atau tanya jawab langsung 

kepada penduduk asli lingkungan Dulang, tokoh agama serta beberapa anggota 

masyarakat Dulang untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai 

data terkait penelitian ini. Sebelum melakukan wawancara peneliti telah 

menyiapkan instrumen wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

terkait dengan ukhuwah Islamiyah.

Dalam mendukung keberhasilan wawancara, peneliti menggunakan 

peralatan tertulis untuk mencatat informasi dari informan,. Alat yang akan 

digunakan untuk melakukan kegiatan wawancara antara lain, pulpen, buku 

tulisdan handphone. Handphone merupakan alat tambahan yang digunakan untuk 

merekam semua hal yang disampaikan oleh informan sehingga hal-hal yang luput 

dalam pencacatan penenliti pada saat wawancara dapat disempurnakan oleh 

rekaman lewat handphone.

E. Teknik Interpretasi 

Interpretasi adalah berasal dari bahasa latin, interpretation artinya 

penjelasan atau keterangan.12 Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, 

interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap 

sesuatu.13 Adapun interpretasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

                                                          
11Burhan  Bungin, Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan 

Ilmu Sosial Lainnya,h. 112.
12. Abd Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’iy , dalam Hasan 

Shadily, Ensiklopedia Indonesia, Jilid III (Ictiar Baru- Van Hoeve),h. 1466.
13 Abd Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’iy , dalam Tim Penyusun 

Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III, 
Jakarta : Balai Pustaka, 19900, h. 36.
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1. Tehnik Interpretasi Qur’ani

Yaitu upaya untuk memberikan bayan (penjelasan) terhadap ayat-ayat al-

Quran, tapi dalam hal ini bukan berarti bahwa ayat-ayat al-Quran tidak bisa lagi 

digali makna dan kandungannya.14Maka dalam hal ini peneliti menafsirkan al-

Quran dengan al-Quran.

2. Tehnik Interpretasi Sunni 

Sunnah merupakan penjelasan terhadap al-Quran, al-Quran sendiri 

mengakui keagungan pribadi beliau dan istrinya menegaskan bahwa akhlak 

beliau adalah penjabaran dari al-Quran yang menjadi suri tauladan bagi umatnya, 

serta bagaimana Rasulullah menafsirkan al-Quran.15

F.   Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan penelitian, terlebih dahulu diolah 

menjadi sebuah konsep yang dapat mendukung objek penelitian. Setelah data 

terkumpul, diolah dengan menggunakan metode pengolahan kualitatif, yakni 

berupa nilai-nilai teoritis yang diolah untuk mendapatkan pemecahan masalah, 

kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Langkah awal yang akan digunakan metode deskripsi guna 

menggambarkan keadaan obyek tentang ukhuwah islamiyahtanpa 

bermaksud mengambil keputusan atau kesimpulan yang berlaku umum. 

Jadi, metode ini bukan untuk pembahasan, tetapi digunakan untuk 

penyajian data  atau informasi materi terhadap sejumlah permasalahan 

dalam bentuk apa adanya. 

                                                          
14Abd Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’iy, h. 106.
15Abd Muin Salim, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’iy, H.  110.
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b. Langkah kedua yang akan digunakan adalah metode komparatif yaitu 

suatu cara yang dilakukan dengan membandingkan suatu data dengan 

data lainnya kemudian berusaha menghasilkan kesimpulan dalam bentuk 

argumen penulis.

c. Langkah ke tiga yang akan digunakan adalah metode analisa, dengan 

memggunakan penalaran ilmiah dengan pola berpikir ( logika).

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi 

terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan 

menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif bisa saja 

melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara 

serentak dan bersama-sama.16 Dalam penelititan ini, peneliti akan menggunakan 

metode analisisdata tah}li@li@ dan metode analisis data yang dikembangkan oleh 

Miles dan Huberman yaitu penyajian data (data display), reduksi data (data 

reduction), verifikasi (verivication), dan penarikan kesimpulan (conclusion 

drawing).17 Adapun analisis tersebut sebagai berikut:

1. Analisis Data Tah}li@li@

Menyebutkan ayat yang akan dibahas dengan memperhatikan urutan ayat 

dalam mushaf. Adapun ayat tersebut adalah QS al-Hujurat/49: 10.

اَ الْمُؤْمِنُونَ  إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ إِنمَّ
Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah (bagaikan) bersaudara karena 
itu damaikanlah antara kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah 
agar kamu mendapat rahmat.

                                                          
16John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches, Edisi III, terj. Achmad Fawaid, Research Design: Pendekatan Kualitattif, 
Kuantitatif, dan Mixed, h. 274.

17Muhammad Yaumi, Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 152.
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a. Menganalisis syarah kosakata atau mufrada>t. Adapun kosakata yang 

disyarah dalam penelitian ini adalah اَ ,فأََصْلِحُوا ,إِخْوَةٌ  ,الْمُؤْمِنُونَ  ,إِنمَّ
وَاتَّـقُو ,أَخَوَيْكُمْ 

Namun, dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada kata  ٌإِخْوَة
b. Menerangkan hubungan muna>sabah,  antar ayat 

c. Menjelaskan asba>b al-Nuzu>l ayat yang dikaji.

2. Display Data

Display merupakan bagian dari kegiatan analisis. Dengan dibuatnya 

display data, maka masalah makna data yang terdiri atas berbagai macam 

konteks dapat terkuasai dan tidak tenggelam dalam tumpukan data, seperti 

bentuk tradisi, alasan dan faktornya sehingga tetap bertahan hingga saat ini.  

Data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian penting untuk didisplay untuk 

mengatur penjelasan data.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana 

kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverivikasi. Jadi, laporan atau data 

yang diterima dari lokasi penelitian  perlu dirangkum, dipertajam dan dipilih hal-

hal pokok yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Setelah melalui banyak penyaringan data dari lokasi penelitian (Lingk 

Dulang.Kec. Tanralili, Kab. Maros), maka langkah terakhir dari aktivitas analisis 

adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Menurut Beck, Bryman, dan Liao 

yang dikutip Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolij18, penarikan 

kesimpulan secara sederhana adalah proses penggabungan beberapa penggalan 
                                                          

18Muhammad Yaumi, Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 145. 
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informasi untuk mengambil kesimpulan. Menurut Nanang Martono, kesimpulan 

adalah bagian artikel ilmiah atau laporan penelitian yang menggambarkan poin-

poin kunci mengenai hasil penelitian atau intisari isi sebuah artikel ilmiah yang 

dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami isi artikel setelah mereka 

selesai membaca keseluruhan isi artikel.19.

                                                          
19Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci, Kata Pengantar: 

Willian L. Nauman (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 136. 
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Topografi

Berdasarkan letak 

georafis kecamatan tanralili 

terletak antara 119o 34’11.9-

119o 40’ 48” BT dan 5o 2’ 

59.9” – 5o 10’ 47.9” LS,   

sedangkan keadaaan geografis

kecamatan Tanralili 

merupakan daerah bukan 

pantai yang sebagian besar 

berbentuk daratan, dari 

delapan daerah wilayah 

adminitrasi yang ada, 

memeliki topografi daratan 

rendah dengan ketinggian 

rata-rata 500 m di atas permukaan laut, luas kecamatan Tanralili sekitar 89,45 

km. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Mandai, sebelah timur 

berbatasan dengan kecamatan Bantimurung, sebelah utara berbatasan dengan 

kecamatan Simbang, dan sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan 

tompobulu. Jarak antara desa dengan pusat pemerintahan kabupaten cukup dekat, 

yaitu rata-rata 8 km (kilo meter).

Bambu merupakan salah satu ciri khas dari kecamatan Tanralili yang 

mendominasi pada kebun campuran, dan pada berbagai tempat didapatkan 
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tegakan bambu, yang tumbuh secara berkelomkpok, berdasarkan analisis peta 

wilaya kecamatan Tanralili dan kawasan hutan memiliki luas 7481.55 ha

(hektar), yang terdiri atas, area penggunaan lain (APL) seluas 6951,59 Ha, 

kawasan  hutan seluas 539.96 ha, hasil penafsiran dari data statistik diperoleh 

bahwa luas teakan bambu 2324.31 ha. Umumnya tersebar pada APL yang 

merupakan lahan milik masyarakat, berupa teakan hutan bambu, kebun 

campuran, rumah kebun, sepanjang aliran sungai dan sebagian kecil berada di 

kawasan hutan.

Adapun peta penyebaran tegakan bambu dapat dilihat pada gambar 

berikut:

Delinasi penutupan 

lahan yang dianggap 

sebagai hutan rakyat 

bambu mengacu pada 

definisi luas minimal 

hutan menurut 

protocol Kyoto. 

Berdasarkan 

penyebaran luas 

hutan rakyat bambu 

di kecamatan 

Tanralili dengan luas 

minimal 0,05 ha, 

tersebar pada lahan 

milik masyarakat . 

luas keseluruhan 
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teakan bambu 2321.06 ha, sebagian besar berada secara berkelompok dengan luas 

lahan terbesar adalah 200-385 ha terbesar di empat lokasi dengan luas 

keseluruhan 1022.66 ha, 10-60 ha dan 0.05- 1.00 ha, seluas 194.08 ha.

2. Kondisi Biofisik

Hasil analisis data curah hujan sepuluh tahun terakhir dari tahun 2009 

sampai dengan 2019 pada stasium BPP Tanralili menunjukkan bahwa lokasi 

penelitian memiliki bulan kering 27 bulan dan bulan lebab 8 bulan, dan bulan 

basah 85 bulan, berdasarkan jumlah bulan kering dan bulan basah diperoleh Q 

ratio = 31.8 sehingga tipe iklim menurut Scmidth Ferguson adalah tipe B dengan 

kriteria  sebagai daerah basah dengan vegetasi hutan hujan tropika. Bulan kering 

biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai sebtember bulan lebab pada bulan 

Juli, sedangkan bulan basah mulai bulan Oktober  sampai bulan Mei. Curah hujan 

rata-rata terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 27 mm sedangkan rata-rata 

tertinggi terjadi pada Januari yaitu 712 mm.1

Berdasarkan data DEM (Digital Elevation Model) Aster Oktober 2011, 

bahwa kondisi topografi kecamatan Tanralili umumnya datar dan bergelombang, 

hanya sebagian kecil yang berbukit dan bergunung, secara umum berada pada 

tipe ekosistem dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 m di atas 

permukaan laut.

3. Kependudukan 

Penduduk kecamatan Tanralili pada tahun 2016 sebanyak 26.101 jiwa, 

yaitu laki-laki sebanyak 13.234 jiwa dan perempuan 12.867 jiwa, ratio 

jeniskelamin (sex ratio) sekitar 103, hal ini menunjukkan bahwa dari setiap 103 

orang perempuan terdapat 100 laki-laki, penduduk terbanyak berada pada desa 

                                                          
1Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika, Stasium Klimatologi Kelas I Maros, 

2013.
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Lekopancing sebanyak 4.913 jiwa dan terkecil sebanyak 1.692 jiwa yang berada 

pada kelurahan Borong, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 6019 dengan 

kepadatan penduduk sebesar 292 jiwa/km2, mayoritas warganya berasal dari 

suku/etnis Bugis-Makassar.

Mayoritas penduduk kecamatan Tanralili memeluk agama Islam dengan 

jumlah 23.543 jiwa, selebihnya pemeluk agama Katolik 238 jiwa, Protestan 580 

jiwa, Hindu 5 jiwa dan Budha 21 jiwa, dengan jumlah sarana ibadah masing-

masing seperti mesjid 39 buah, langgar/ surau/ mushollah 6 buah dan gereja 

sebanyak 4 buah.

Jumlah penduduk, jumlah anggota rumah tangga dan rata-rata jumlah 

anggota rumah tangga menurut desa/ kelurahan di kecamatan Tanralili dapat 

dilihat sebagai berikut:

Desa
Jumlah 

Penduduk

Jumlah Rumah 

Tangga

Rata-Rata 

Jumlah Anggota 

Rumah Tangga

(1) (2) (3) (4)

1. Purna karya 1.921 484 4

2. Lekopancing 4.948 1179 4

3. Kurusumange 3.555 788 4

4. Sudirman 4.498 1135 4

5. Damai 4.803 1037 5

6. Allaere 2.140 504 4
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7. Borong 1.704 377 5

8. Toddopulia 2.722 641 4

Jumlah 26.291 6. 145 4

Table banyaknya penduduk menurut agama di kecamatan Tanralili dirinci 

perdesa/ dusun dan jenis kelamin.

Desa/

Kelurahan

Islam Katolik

Laki-

laki

perempuan Jumla

h

Laki-

laki

Perempuan jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Purnakarya 919 925 1,844 - - -

2. Lekopancing 2,374 2,376 4,750 - - -

3. Kurusumange 1,719 1,667 3,410 - - -

4. Sudirman 2,658 1,667 4,325 27 20 47

5. Damai 2,270 2,339 4,609 - - -

6. Allaere 936 1,114 2,050 - - -

7. Borong 804 831 1,635 - - -

8. Toddopulia 1,269 1,343 2,612 - - -

jumlah 12949 12286 25235 27 20 47

4. Sumber Daya Alam 

a. Sub Sektor Pertanian 
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Sebagian besar lahan yang ada, dipergunakan untuk lahan perkebunan 

dan pertanian (sawah) hasil dari sumber daya alam dalam sektor pertanian 

meliputi: padi, kacang-kacangan, ubi kayu, ubi jalar, cabai, dan lain 

sebagainnya, sedangkan system pengelolaannya meliputi pemilik tanah 

pertanian, penyewa penggarap dan buruh tani.

b. Sektor peternakan 

Secara garis besar sector peternakan di desa Lingkungan Dulang 

memiliki bentuk meliputi , ayam, kambing, bebek, kuda, kerbau dan sapi.

5. Sarana dan prasarana sosial

a. Fasilitas pendidikan

Fasilitas pendidikan di dusung Lingkungan Dulang kecamatan tanralili 

sudah lengkap mulai dari sekolah tingkat kanak-kanak sampai kepada sekolah 

menengag atas. Adapun sekolah yang terdapat di Lingkungan Dulang adalah 

sebagai berikut: 

1) sekolah taman kanak kanak yaitu TK al-Hasana 

2) sekolah dasar SDN impres 14 Dulang

3) Mts. Wahdaniyatillah

4) Ma. Wahdaniyatillah

b. Fasilitas Ibadah

Fasilitas ibadah ini sangat penting bagi umat beragama, baik agama Islam 

maupun agama non Islam, dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk 

beribada kepada Tuhan yang mereka yakini, karena di lingkungan Dulang 

masyarakatnya mayoritas beragama Islam, maka fasilitas ibadah yang tersedia 

hanya mesjid, yaitu mesjid Babussalam yang terdapat di tengah-tengah 

masyarakat Dulang RW satu dan mesjid Syuhada terdapat di RW dua.
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c. Trasportasi 

Jalan merupakan instalasi alat vital suatu wilaya di mana dengan 

tersedianya sarana transportasi merupakan alat penunjang dalam melakukan 

aktivitas kegiatan sehari-hari, di mana dengan tersedianya jalur jalan yang baik 

dapat memudahkan mobilitas penduduk dan memperbesar arus barang dan jasa 

antar daerah. 

Jalan utama menuju kecamatan tanralili sudah diaspal dan sebagian 

melakukan proses pengecoran, sehingga di kecamatan tanralili tidak lagi 

ditemukan adanya jalur jalanan yang rusak, khususnya pada lingkungan Dulang.

Alat transportasi yang dimiliki dan digunakan olah masyarakat Tanralili 

khususnya masyarakat Lingkungan Dulang adalah kendaraan roda dua yaitu 

motor atau sepeda, walaupun sebagian di antara mereka sudah memiliki 

kendaraan roda empat, namun yang lebih mendominasi adalah sepeda motor.

B. Pemahaman  Masyarakat Lingkungan Dulang Tentang Ukhuwah Islamiyah

1. Pemahaman  tentang Ukhuwah  Islamiyah

Menurut H. Nurdin (50 tahun) selakuh  kepala dusun Lingkungan Dulang, 

mengatakan bahwa ukhuwah merupakan faktor penting dalam menjaga kesatuan 

dan kebersamaan dengan masyarakat di tengah keragaman sifat dan karakter 

yang ada di Lingkungan Dulang, kecamatan Tanralili, karena sebelum tahun 

2000, ukhuwah yang ada di daerah ini telah mengalami kerusakan, atau bisa 

dikatan bahwa persaudaraan pada masa itu kurang teraplikasi, hal itu disebabkan 

karena karena kurangnya pemahanman masyarakat terhadap aturan-aturan 

keagamaan khususnya mengenai akhlaktul karimah.

Adapun faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Pengaruh lingkunan hidup
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Lingkungan Dulang dikenal sebagai daerah yang berada di wilaya 

hampara dataran tinggi dan dataran rendah, yang kurang subur untuk dijadikan 

sebagai lahan perkebunan,namun  masyarakat di daerah tersebut tetap saja 

menggarap lahan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena 

kehidupan meraka waktu itu masih sangat bergantung dengan alam dan tertutup 

dengan masyarakat lain, hal itu disebabkan karena daerah tersebut merupakan 

daerah yang penduduknya masih kurang dan berada dalam hutan bambu yang 

sangat luas sehingga menjadikan watak dan karakter mereka keras dan mudah 

tersinggung, sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya pengaplikasian 

dalam mewujudkan ukhuwah islamiyah.

b. Adanya perbedaan derajat 

Perbedaan derajat yang terjadi di linkungan Dulang sangat mempengaruhi 

kehidupan masyarakat dalam berinteraksi dengan masyarakat lain, ini disebebkan 

karena adanya perbedaan golongan, yaitu golongan darah biru atau disebut 

dengan Puang atau Karaeng d\an masyarakat biasa.2

Menurut H. Syamsuddin (45 tahun) beliau adalah selaku pendiri pondok 

pesantren Wahdaniyatillah yang ada di lingkungan Dulang, mengatakan bahwa 

Ligkungan Dulang merupakan lingkungan yang masih mempertahankan adat dan 

tradisi nenek monyak kita di masa lalu, dan berbicara dengan masa lalu 

lingkungan Dulang dikenal dengan lingkungan yang  beradab yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai adat dan budaya, sehingga dalam melakukan pergaulan dalam 

kehidupan sehari-hari mereka senangtiasa menjaga sikap dan etika mereka, 

mereka akan merasa malu jika melakukan suatu perbuatan secara berlebihan, 

sehingga perilaku mereka menjadi terkontrol, maka hal itulah yang menjadikan 

                                                          
2 H. Salle (50 tahun), (tokoh masyarakat lingkungan Dulang kecamatan Tanralili, kepala 

dusun sekaligus imam mesjid syuhada) wawancara di Lingkungan Dulang, kecamatan Tanralili, 
Kabupaten Maros,7 Oktober 2018, pukul 04:30 WITA.
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masyarakat Dulang dikenal dengan budaya siri’ nya yang dapat menguatkan 

persaudaraan di antara mereka.

Jadi menurut saya (H. Syamsuddin) ukhuwah merupakan upaya 

bagaimana kita dapat menjaga sikap dan etika kita dalam bergaul dengan 

masyarakat, sehingga ucapan dan perbuatan kita tidak menyebabkan mereka 

tersinggung, yang dapat memicuh terjadinya suatu konflik.3

2. Macam-Macam Ukhuwah  Islamiyah  yang Terdapat di Lingkungan Dulang 

Kecamatan Tanralili

a. Ukhuwah Fi al- Diin

Islam menyatakan bahwa umat islam dengan latar belakang yang berbeda, 

baik suku, ras dan budaya mereka itu tetap bersaudara.

Perbedaan suku dan budaya yang ada di Lingkungan Dulang, tidak 

membuatnya terpecah atau berselisih, melaingkan menbuatnya menjadi 

masyarakat yang rukun dan saling menghargai, hal ini dapat dilihat dengan 

adanya antusias masyarakat dulang dalam melakukan berbagai kegiatan 

kelompok seperti, kelompok tani, majelis taklim, dan sebagainya, walaupun di 

antara mereka terdapat berbedaan suku dan bahasa, namun mereka tetap menjaga 

keharmonisan dalam kebersamaan.

b. Ukhuwah Fi al- Sifat

Kesamaan sifat dapat menyatukan seseorang dalam ukhuwah, hal ini  

terjadi dalam masyarakat Lingkungan Dulang. Kesamaan sifat, kesamaan profesi 

dan kesamaan pekerjaan membuat mereka menjadi akrab dan saling 

membutuhkan, sehingga terbentuklah hubungan ukhuwah yang kuat di antara 

mereka.

                                                          
3H. Syamsuddin (45 tahun), (tokoh masyarakat lingkungan Dulang kecamatan Tanralili, 

pendiri popes Wahdaniyatillah) wawancara di lingkungan Dulang, kecamatan Tanralili, 
Kabupaten Maros, 10 Juli 2018, pukul 04:30 WITA.
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c. Ukhuwah fi al- nazab

Ukhuwah senazab merupakan persaudaraan karena seibu, seayah, atau 

seibu saja, persaudaraan ini diikat olah hubungan darah dan terbatas pada garis 

keturunan sebagai  kerabat terdekat.

Persaudaraan tersebut bukan saja terjadi di lingkungan Dulang, tapi juga 

terjadi di seluruh masyarakat yang ada di dunia ini, selama proses pernikahan 

terjadi.

3. Konsep dalam Upaya Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa 

konsep yang di lakukan oleh masyarakat Lingkungan Dulang dalam 

meningkatkan ukhuwah di antara mereka, yaitu sebagai berkut:

a. Ta’aaruf (saling mengenal)

Saling mengenal sesama manusia, dalam hal ini ada tiga bentuk proses 

ta’ruf yang dilakukan oleh masyarakat Dulang, yaitu: perkenalan dalam 

penampilan fisik, seperti tubuh, wajah, gaya pakaian, gaya bicara, tingkah laku, 

pekerjaan, pendidikan dan sebagaainya, kemudian perkenalaan pemikiran hal ini 

dilakukan dengan dialog atau pandangan terhadap sesuatu masalah. Serta 

perkenalan kejiwaan hal ini merupakan upaya dalam memahami kejiwaan, 

karakter, emosi dan tingkah laku masyarakat.

b. Tafahum (saling memahami)

Saling memahami adalah kunci ukhuwah islamiyah, tanpa tafahum maka 

ukhuwah tudak akan berjalan, dalam hal ini peneliti melihat bahwa masyarakat 

Dulang 

c. Ta’awun 

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak dapat hidup tampa 

bantuan orang lain.
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d. Tafakul (lebih mementingkan orang lain dari pada dirinya sendiri)

4. Bentuk-bentuk Ukhuwah Islamiyah

Menurut Hj. Suebah salah satu masyarakat lingkungan Dulang, 

mengatakan bahwa masyarakat lingkungan Dulang merupakan masyarakat yang 

sangat menjunjung tinggi niali-nilai kebersamaan, mereka sangat menghargai 

kebersamaan di antara mereka, hal ini dapat kita lihat melalui kebiasaan mereka 

dalam menghadiri setiap acara-acara yang dilakukan oleh warga setempat, 

mereka sangat antusias dalam meramaikan acara tersebut, tanpa undangan, 

apabila kami (masyarakat lingkungan Dulang) mengetahui bahwa saudara kami 

melakukan acara, maka kami datang berbondong-bondong, walaupun itu non 

muslim, tetapi mereka tetap saudara kami, satu kampung kami.

Adapun bentuk-bentuk ukhuwah Islamiyah di lingkungan Dulang adalah 

sebagai berikut: 

a. Melakukan acara-acara yang dapat meningkatkan ukhuwah atau persaudaraan 

1) Acara pernikahan

2) Acara menre bola (naik rumah)

3) Acara lahiran

4) Acara kematian

5) Acara ma’baca nanre

Acara-acara tersebut merupakan acara-acara Bugis Makassar yang 

senangtiasa di terapkan dalam kehidupan mereka, khususnya dalam masyarakat 

lingkungan Dulang, kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

b. Melakukan ritual adat atau budaya yang tidak menyimpang dari ajaran islam.

Adat atau budaya tersebut terdapat dalam acar-acara yang dilakukan 

oleh masyarakat Dulang dalam meningkatkan ukhuwah, adapun adat budaya 

adaalah sebagai berikut:
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1) Adat pernikahan 

Dalam acara pernikahan adat bugis makassar memiliki beberapa proses 

atau tahapan upacara adat adalah sebagai berikut:

a) A’jangang-jangang (ma’manu’-manu’)

b) A’suro (massuro) atau melamar

c) A’pa’nassa (patenreada’) menentukan hari

d) A’panailoko lompo (erang-erang) sirih pinang

e) A’barumbung (mappesau) mandi uap, dilakukan selama tiga hari

f) Appassili bunting (cemmemappeccing) siraman dan a’bubbu 

(mencukur rambut halus dari calon mempelai)

g) Akkorontigi (mappaci) malam pacar

h) Assimorong akad nikah

i) Allekka’ bunting (marola) mundumatu

j) Appa’bijang bunting atau menyatukan kedua mempelai

Dalam proses pertama hingga akhir pada adat pernikahan tersebut 

menyebabkan menyatunya dua keluarga yang tadinya tidak kenal mejandikan 

terjalin hubungan yang akrab, baik dari keluarga kedua mempelai maupun 

masyarakat yang ikut dalam prosesi tersebut.

2) Acara menre’ bola

Menre’ bola artinya pindah rumah, atau menempati ruah baru, tetapi 

secara kultural menre’ bola adalah istilah dalam tradisi menempati rumah baru di 

kalangaan masyarakat suku bugis di Sulawesi Selatan, khususnya pada 

lingkungan Dulang.

Bagi masyarakat Lingkungan Dulang menre’ bola merupakana simbol 

kehidupan simbol tersebut mencerminkan harapan, kejayaan, masa depan, 

semangat dan harmoni, sehingga menre’ bola selalu diawali dengan ritual yang 
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tidak boleh diabaikan hal ini juga sekaligus sebagai bentuk syukur terhadap 

nikmat yang Allah berikan.

Adapun ritual prosesi dalam menre’ bola adalaah sebagai berikut:

a) Menentukan hari yang baik

b) Berputar mengelilingi rumah

c) Menre’ bola

d) Ma’cera bola dan

e) Barasanji

“Tradisi barasanji pada acara menre’ bola”.

Dalam prosesi adat tersebut bukan hanya keluarga yang bersangkutan 

saja yang berpartisifai dalam berlangsungnya acara atau adat tersebut, tetapi 

semua masyarakat Dulang ikut serta dalam melangsungkan acara atau adat 

tersebut, sehingga timbullah rasa kebersamaan dan kasi sayang di antara mereka.

3) Acara lahiran 
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Apabila kandungan telah berusia tujuh bulan, maka diadakan upacara 

anynyapu battang atau apassili, dalam upacara tersebut kedua belah pihaak dari 

keluarga mengadakan macam-macam panganan, di antaranya terdapat kanrajawa 

picuru atau kue cucur ,kue ini memiliki nilai simbolis sehingga diwajibkan 

adanya.

Setelah acara tersebut berlangsung maka keluarga lingkungan Dulang 

berbondong-bondong untuk menghari aacara tersebut dengan tujuan ikut dalam 

meramaikan dan mendokan calon ibu dan calon bayinya agar diberi kesehatan 

hingga persalinan selesai.

4) Acara kematian 

Upacara adat kematian dalam bugis makassar khususnya pada lingkungan 

Dulang, ketika ada seseorang dalam suatu kampung meninggal, maka keluarga, 

kerabat dekat maupun kerabat jauh, tetangga, serta masyarakat sekitar 

berbondong-bondong menjenguknya, pelayat yang hadir biasanya membawa 

amplop yang berupa sedekah, yang nantinya akan dipergunakan dalam mengurus 

mayat.

Setelah prosesi pengurusan jenazah telah selesai, maka rumah duka akan 

di penuhi oleh masyarakat atau warga setempat untuk melakukan tausia dan 

membacakan ayat-ayat al-Quran secara bergantian hingga khatam 30 jus, hal ini 

dilakukan hingga tujuh malam, dan setelah malam ke tujuh maka keluarga duka 

melakukan acara pengambilan tujuh hari dari kematian keluargannya,  maka 

masyarakat setempat berbondong-bondong dalam menghadiri acara tersebut 

untuk mendoakan almarhum dan menghibur keluarga yang ditinggalkan, hal ini 

dilakukan hingga hari ke 100 dari kematian.
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5)  Ma’baca Nanre

Tradisi Ma’baca Nanre merupakan tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat bugis makassar, terutama pada masyarakat Lingkungan Dulang, 

tradisi ini dilakukan secara turun temurun, dengan tujuan untuk mendoakan 

keluarga yang sudah meninggal dunia, dan setelah makan tersebut didoakan oleh 

imam, maka masyarakat yang berada di sekitar rumah di panggil untuk 

menyantap makanan yang sudah di doakan, sehingga terjadilah kebersamaan di 

antara mereka
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C. Nilai-Nilai Ukhuwah dalam Masyarakat Lingkungan Dulang Kecamatan 

Tanralili Kabupaten Maros

Lingkungan Dulang merupakan lingkungan yang masyarakatnya 

mayoritas beragama islam yang memiliki dua suku, yaitu suku bugis dan suku 

makassar, sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat 

yang dipili peneliti sebagai informan, mengatakan bahwa walaupun di dalam 

masyarakat ini terdapat dua suku atau perbedaan suku, namun hal itu tidak 

berdampak negatif bagi kehidupan kami, dan saya merasa tidak ada pengaruhnya 

antara perbedaan suku di lingkungan ini (Dulang) dalam meningkatkan ukhuwah, 

walaupun di masa dulu, pengaplikasian ukhuwah di lingkungan ini tidak terlalu 

teraplikasikan, karena disebabkan adanya perbedaan suku dan derajat, sehingga 

menyebabkan lahirnya sikap sombong dan semenah menah, namun sekarang ini 

sikap itu tidak lagi terlihat di lingkungan Dulang, bahkan lingkungan Dulang 

dikenal sebagai lingkungan yang sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan, 

keagamaan, dan adat istiadat, dengan menerapkan tiga prinsip utama dalam 

menjelankan kehidupan, yaitu

a. Sipakainge 

Yaitu merupakan tindakan untuk senangtiasa saling mengingatkan, saling 

menegur, saling mengevaluasi dan saling membimbing ke jalan yanag benar.

b. Sipakatau

Merupaka perilaku atau tindakan yang senangtiasa saling menghormati 

dan saling menghargai

c. Sipakalebbiri (sikap yang saling menghargai dan menghormati)

Sehingga hal tersebut menjadikan lingkungan Dulang menjadi lingkungan 

yang aman, tentram dan damai, yang senangtiasa menjaga sikap, perkataan dan 
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perbuatan, sehingga lahirlah nilai-nilai ukhuwah di dalam masyarakat tersebut 

yaitu sebagai berikut:

1) Menjaga sikap 

Akhlak dalam bertentangga di antaranya dalam bentuk sikap dan 

perbuatan 

a) Menjaga hubungan baik

Dalam bertentagga yang perlu dijaga dan dipelihara adalah 

hubungan dengan tetangga, hubungan tersebut harus dijunjung tinggi dan 

tidak boleh saling menyakiti.

b) Saling menghormati 

Salah satu adat mayarakat Dulang yang masih kental dan 

terimpikasi hingga sekarang yaitu sikap mappatabe’ , hal ini merupakan 

bentuk penghargaan atau penghormatan kepada orang lain yang ada di 

sekitar kita.

c) Saling menjaga nama baik

d) Tidak bersifat sombong

e) Tidak saling membenci atau mendengki.

2) Perkataan

Senangtiasa menjaga perkataan, yaitu sebelum berbicara maka 

dipikirkan dulu, jangan sampai ada saudara kita yang tersinggung.

3) Perbuatan 

Dalam pergaulan sehari-hari maka meraka senantiasa menerapkan 

perilaku yang terpuji sebagai berikut: 

a) Husnuzan (berprasangka baik) 

b) Kasih sayang

c) Relah berkorban 
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d) Toleransi

D. Nilai-Nilai Ukuwah dalam QS al-Hujurat /49: 10 yang Teraplikasi dalam 

Masyarakat Lingkungan Dulang  Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ  إِنمَّ

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang mukmim bersaudara, karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
mendapat rahmat.4

Berdasarkan ayat di atas ukhuwah islamiyah yang teraplikasi di 

Lingkungan Dulang yaitu sebagai berikut:

a. Semangat mendamaikan 

Salah satu yang ditanamkan oleh islam adalah kepedulian untuk 

membenahi kondisi kaum muslim, jika terdapat dua kelompok yang berseteru, 

maka mukmin lain wajib dalam melakukan perdamaian di antara mereka, demi 

menjaga keutuhan dan persatuan islam.

Di dalam masyarakat lingkungan Dulang yang dikenal dengan budaya 

siri’ mereka sangat menjaga sikap dan perilaku terhadap masyarakat lain dalam 

bergaul, hal itu dikarenakan untuk menghindari adanya konflik atau perselisihan, 

dan walaupun terjadi perselisihan di antara mereka maka saudara semuslim 

lainya melakukan perdamaian atas mereka, sebab dari hasil analisis penulis dalam 

hal, bahwa masyarakat Lingkungan Dulang memilki sikap sosial yang tinggi, 

sehingga mereka tidak ingin atau merasa malu jika ada di antara warganya yang 

berselisi atau melakukan pertengkaran, sehingga mereka berusaha dalam 

melakukan perdamaian.

                                                          
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517.
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Usaha dalam menyatukan perselisihan di antara umat manusia merupakan 

hal yang sangat mulia dalam agama, apa lagi jika konflik atau perselisian 

tersebut terjadi di dalam lingkungan atau keluarga kita, maka harus diselesaikan 

dengan baik dan musyawara.

b. Senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah 

Di lihat dari semangat mendamaikan di antara mereka, maka hal tersebut 

dapat dikatakan bahwa mereka senangtiasa menjaga keutuhan persaudaraan 

mereka, dan jika persaudaran di antara kaum muslimin terjalin dengan baik maka 

hal tersebut merupakan hal yang sangat di ridhoi olehg Allah dan merupakan 

salah satu penunjang lahirnya ketakwaan kepada Allah.

c. Menjaga hak-hak ukhuwah  

Dalam berukhuwah, terdapat hak-hak yang mesti jaga oleh sesama 

muslim yang saling bersaudara karena Allah saw, adapun hak-hak ukhuwah

adalah sebagai berikut:

1) Mengucapkan salam saat berjumpah

2) Memenuhi undangan

3) Memberikan nasehat

4) Mendoakan ketika bersin

5) Menengok ketika sakit

6) Mengiringi jenazah seorang muslim

7) Memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan dan kesusahan saudara

8) Menutupi aib atau kekurangan yang dimiliki

9) Saling menjaga dalam suka maupun suka.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut:

1. Pengertian ukhuwah

Ukhuwah adalah bentuk jamak dari kata آخ  yang berasal dari kata خ و

yang terdiri dari و dan  خ kemudian و diganti dengan  آ sehingga menjadi  آج

yang mempunyai dua arti yaitu al-Ikhtila>th (pergaulan) dan idhtirab (bergerak), 

pengertian pertama menunjukkan bahwa pergaulan seseorang dengan dua orang 

atau beberapa orang akan menimbulkan persaudaraan

Menurut M. Quraish Shihab bahwa ukhuwah merupakan setiap persamaan 

atau keserasian dalam banyak hal, seperti persamaan dalam keturunan 

mengakibatkan persaudaraan, persamaan dalam sifat-sifat juga mengakibatkan 

persaudaraan.1Sedangkan secara majazi kata ukhuwah (persaudaraan) mencakup 

persamaan dari salah satu unsur seperti suku, agama, profesi, dan 

perasaan.Adapun menurut beliau bahwa kata akh juga digunakan dalam arti 

teman akrab atau sahabat. Dalam al-Qur’an kata akh dalam bentuk tunggal 

ditemukan sebanyak 52 kali, sebagian dalam arti saudara kandung, sedangkan 

dalam bentuk jamak kata akh dalam al-Qur’an ada dua macam, yaitu ikhwan

yang digunakan untuk persaudaraan dalam arti tidak sekandung, dan kata ini 

ditemukan sebanyak 22 kali dalam al-Qur’an.

Ukhuwah Islamiyah merupakan  hubungan atau jalinan yang dibangun 

berdasarkan keimanan, dan kebersamaan, bukan halnya hubungan dengan 

                                                          
1M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an ( Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 486.



68

manusia saja akan tetapi juga terhadap makhlup hidup lainnya, dengan tujuan 

untuk mendapatkan kesejahteraan dan kedamaian hidup berdasarkan nilai-nilai 

agama.

Ukhuwah atau (persaudaraan) tidak akan terwujud jika syarat atau pilar-

pilar penunjang ukhuwah itu sendiri tidak dilaksanakan, sebab hal tersebut 

merupakan hal yang penting dan mendasar dalam mewujudkan ukhuwah 

islamiyah, adapun syarat penunjang ukhuwah adalah sebagai berikut:

1) Ikhlas karena mengharapkan ridho Allah swt.

Persaudaraan seorang muslim terhadap muslim lainnya, haruslah 

dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah swt, sebab ukhuwah tidak akan 

terwujud apabila di dalam hati masih ada sifat-sifat riya yang menghalangi 

keikhlasan manusia.

2) Berlandaskan iman dan takwa

Karena hanya iman dan takwalah yang dapat membentuk ukhuwah

yang utuh.

3) Berkomitmen dengan adab islam

Persaudaraan tidak akan terbentuk, jika seorang muslim tidak saling 

mengimplementasikan adab ukhuwah dalam kehidupan sehari-harinya.

4). Berprinsip saling menasehati karena Allah 

Seorang muslim apabila melihat suatu kemungkaran yang terjadi di 

tengah-tengah masyarakat, maka muslim tersebut tidak segang-segang untuk 

menesehati masyarakat tersebut, agar kembali di jalan Allah

5). Saling tolong menolong dalam kesenangan dan kesusahan

Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan merupakan perintah 

Allah dan Rasulnya.
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2. Bentuk-bentuk pengaplikasian Ukhuwah Islamiyah di lingkungan Dulang 

a. Melakukan acara-acara yang dapat meningkatkan ukhuwah atau persaudaraan 

1) Acara pernikahan

2) Acara menre bola (naik rumah)

3) Acara lahiran

4) Acara kematian

5) Acara ma’baca nanre

Acara-acara tersebut merupakan acara-acara Bugis Makassar yang 

senangtiasa di terapkan dalam kehidupan mereka, khususnya dalam masyarakat 

lingkungan Dulang, kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

b. Melakukan ritual adat atau budaya yang tidak menyimpang dari ajaran islam.

Adat atau budaya tersebut terdapat dalam acar-acara yang dilakukan oleh

masyarakat Dulang dalam meningkatkan ukhuwah, adapun adat budaya adaalah 

sebagai berikut:

1) Adat pernikahan 

Dalam acara pernikahan adat bugis makassar memiliki beberapa proses 

atau tahapan upacara adat adalah sebagai berikut:

a) A’jangang-jangang (ma’manu’-manu’)

b) A’suro (massuro) atau melamar

c) A’pa’nassa (patenreada’) menentukan hari

d) A’panailoko lompo (erang-erang) sirih pinang

e) A’barumbung (mappesau) mandi uap, dilakukan selama tiga hari

f) Appassili bunting (cemmemappeccing) siraman dan a’bubbu 

(mencukur rambut halus dari calon mempelai)

g) Akkorontigi (mappaci) malam pacar

h) Assimorong akad nikah
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i) Allekka’ bunting (marola) mundumatu

j) Appa’bijang bunting atau menyatukan kedua mempelai

Dalam proses pertama hingga akhir pada adat pernikahan tersebut 

menyebabkan menyatunya dua keluarga yang tadinya tidak kenal mejandikan 

terjalin hubungan yang akrab, baik dari keluarga kedua mempelai maupun 

masyarakat yang ikut dalam prosesi tersebut.

2) Acara menre’ bola

Menre’ bola artinya pindah rumah, atau menempati ruah baru, tetapi 

secara kultural menre’ bola adalah istilah dalam tradisi menempati rumah baru di 

kalangaan masyarakat suku bugis di Sulawesi Selatan, khususnya pada 

Lingkungan Dulang.

Bagi masyrakat lingkungan Dulang menre’ bola merupakana simbol 

kehidupan simbol tersebut mencerminkan harapan, kejayaan, masa depan, 

semangat dan harmoni, sehingga menre’ bola selalu diawali dengan ritual yang 

tidak boleh diabaikan hal ini juga sekaligus sebagai bentuk syukur terhadap 

nikmat yang Allah berikan.

Adapun ritual prosesi dalam menre’ bola adalaah sebagai berikut:

a) Menentukan hari yang baik

b) Berputar mengelilingi rumah

c) Menre’ bola

d) Ma’cera bola dan

e) Barasanji

3) Acara lahiran

4) Acara kematian
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3. Lokasi penelitian 

Lingkungan Dulang merupakan satu-satunya lingkungan yang ada pada 

kelurahan Borong kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, yang memiliki 

penduduk sebanyak 1.322 jiwa, yang mayoritas beraga islam, serta memiliki dua 

suku yaitu suku bugis dan suku makassar, namun walaupun terdapat dua suku 

yangberbeda, tetapi mereka tetap menjalin hubungan dengan baik, sehingga 

ukhuwah di antara mereka itu sangat kuat.

B. Implikasi Penelitian

Secara umum, penelitian ini sebagai langkah awal untuk mengetahui 

tentang implementasi nilai-nilai ukhuwah Islamiyah di lingkungan Dulang 

kecamatan Tanralili yang berfokus pada kajian QS al-Hujur>at/49: 10, di mana 

dalam ayat tersebut membahas tentang ukhuwah atau persaudaraan yang harus 

dimiliki oleh umat manusia dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt 

dan menerapkan semangat dalam mendamaikan.

Penelitian ini tentu bukanlah penelitian yang sempurna dan yang tentunya 

sangat sangat membutuhkan masukan-masukan fositif, agar mampu menuju pada 

pengalaman yang sempurna, besar harapan peneliti diberikan masukan, kritikan, 

kami semakin membangun tradisi akademik yang semakin baik.
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