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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
Ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
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 
 ق 

 
Qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
Kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
Lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
Mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
Nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
Wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
Ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى  

 
Ya 
 

y 
 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fath}ah 

 

a a  َا 
kasrah 
 

i i  َا 
d}ammah 
 

u u  َا 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai a dan i  ْى  َـ
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

وْ   َـ
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Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رمََى

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يَمُوْتُ 

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: 

طْفَالِ الَ   ُ رَوْضَة  : raud}ah al-at}fa>l 

نَة  al-madi>nah al-fa>d}ilah :  ُاَلْفَاضِلَة  ُ اَلْمَدِيْـ

 al-h}ikmah :  ُ حِكْمَةاَلْ 

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 

Nama 
 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 
 

fath}ah dan alif atau ya>’ 
 

ى | ... َ  ا ... َ   
 

d}ammah dan wau 
 

و ُـ  

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya >’ 
 

i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

ى  ـ
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huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ربََّناَ 

يْناَ   <najjaina : نَجَّ

 al-h}aqq :  ُ اَلْحَق  

مَ نُـع    : nu“ima 

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِى  )

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  alif)   ال

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّمْسُ 

زَلَة  al-zalzalah (az-zalzalah) :  ُ اَلزَّلْ

 al-falsafah :  ُاَلْفَلْسَفَة

 al-bila>du : اَلْبلَادُ 
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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: 

مُرُوْنَ تأَْ   : ta’muru>na 

وْعُ   ‘al-nau : اَلنّـَ

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
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Contoh: 

اللِ  دِيْنُ   di>nulla>h  ِللِ با  billa>h   

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

اللِ  رحَْمَةِ  فِيْ  مْ هُ   hum fi> rah}matilla>h 

1. 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> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

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

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

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<li ‘Imra>n/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>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r 
H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama : Ahadi Syawal 

NIM : 80600217005 

Judul : Ayat-Ayat Ukhuwah dalam al-Qur’an dan Implementasinya Menurut Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar 

 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana ayat-ayat ukhuwah dalam al-

Qur’an dan implementasinya menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 
Makassar? Untuk membahas secara lebih rinci pokok masalah tersebut, maka dibagi 
ke dalam beberapa submasalah, yaitu: 1) Bagaimana konsepsi ayat-ayat ukhuwah 
dalam al-Qur’an dan implementasinya menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 
Makassar? 2) Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi 
ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 
Makassar? 3) Bagaimana fungsi dan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 
Makassar terhadap implementasi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an? 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan ilmu tafsir dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini yaitu 
beberapa tokoh dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar. 
Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang ditempuh melalui empat tahapan, 
yaitu reduksi data, penyajian data, reliabel data, dan penarikan kesimpulan. Sementara 
teknik analisis data yang digunakan yaitu induktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi ayat-ayat ukhuwah dalam 
al-Qur’an adalah ikatan di antara manusia berdasarkan persamaan dan keserasian 
tertentu. MUI Kota Makassar memperhatikan pada kesamaan agama (ukhuwah 
Islamiyah), kesamaan bangsa (ukhuwah wat}aniyah), dan kesamaan sekemanusiaan 
(ukhuwah basyariyah/insa>niyah). Adapun implementasinya menurut tokoh-tokoh 
MUI Kota Makassar merupakan kerja aktif dan diusahakan oleh semua pihak. 
Ukhuwah Islamiyah diimplementasikan dengan menghilangkan prasangka buruk dan 
sebaliknya menghadirkan prasangka baik. Kemudian ukhuwah wat}aniyah 
diimplementasikan dengan saling menghormati dan toleran. Sementara ukhuwah 
basyariyah/insa>niyah diimplementasikan dengan bertaaruf sehingga saling 
memahami, tidak saling merendahkan dan memusuhi, serta menerapkan perilaku 
terpuji tanpa membeda-bedakan. dalam implementasi ayat-ayat ukhuwah terdapat 
faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi. Menurut MUI Kota 
Makassar faktor pendukung yaitu mengadakan pertemuan yang dihadiri berbagai 
kelompok dan golongan, peran aktif muballig, dan menjauhi perilaku tercela. Adapun 
faktor penghambatnya yaitu egoisme, peran muballig yang tidak efektif, dan 
melakukan perbuatan tercela. Selanjutnya MUI Kota Makassar mempunyai fungsi dan 
peran terhadap implementasi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an yaitu MUI Kota 
Makassar berfungsi menjadi fasilitator forum pertemuan berbagai kelompok dalam 
bentuk silaturahim dan muzakarah, dan menjadi pembimbing umat melalui forum 
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tersebut. sementara peran MUI Kota Makassar yaitu memberikan contoh penerapan 
ukhuwah melalui keteladanan, menjadi penengah, dan menjadi mufti. 

Implikasi dari penelitian ini adalah ukhuwah menjadi solusi terhadap konflik 
yang disebabkan perbedaan di tengah masyarakat. Implementasinya dapat menjadi 
semacam pemersatu. MUI Kota Makassar terus menghimbau akan pentingnya 
ukhuwah di antara umat Islam dan masyarakat pada umumnya sehingga sudah 
menjadi kebijakan MUI Kota Makassar mengadakan pertemuan ketika ada yang 
kontra dengan nilai ukhuwah. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak meski 
berbeda-beda penting untuk menguatkan ikatan ukhuwah. 
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ABSTRACT 

Name  : Ahadi Syawal 

Reg. Number : 80600217005 

Tittle   : The Ukhuwah Verses in the Qur’an and Their Implementation 

According to Indonesian Ulema Council (MUI) of Makassar 

 
The major objective of this research was to investigate the verses in the Qur’an 

related to the concept of ukhuwah and their implementation according to Indonesian 
Ulema Council (MUI) of Makassar. Based on the major purpose of the research, 
several research questions were asked: 1) How is the concept the Ukhuwah according 
to the Qur’an and their implementation in everyday practices according to MUI? 2) 
What are the supporting factors and obstacles in the implementation of the Ukhuwah 
verses based on MUI of Makassar? 3) What are the functions and roles of MUI of 
Makassar in the implementation of ukhuwah verses in the Qur'an? 

The methodological approach used in this research was descriptive qualitative 
method by using tafseer and sociological approaches. The main data sources of this 
research were MUI figures and leaders in Makassar. The data collection methods used 
were observation, interviews, and document analysis. The data analysis was 
conducted through the stages of data condensation, data display, and data conclusion 
drawing. The data were further examined and analysed through inductive approach.  

The findings of this research indicated that ukhuwah verses in the Qur’an put 
great emphasis on the issue of human relations. In the similar vein, MUI of Makassar 
suggested that several human relations should be maintained such as ukhuwah 
islamiyah (brotherhood in religion), ukhuwah wathaniyah (brotherhood in a country), 
and ukhuwah basyariyah/insaniyah (brotherhood as humans). Therefore, those kinds 
of human relations should be kept by every single muslim. According to MUI of 
Makassar, Ukhuwah Islamiyah could be well implemented by eliminating bad 
prejudices among muslims. In terms of ukhuwah wattaniyah, it could be strengthened 
by enhancing mutual respect and tolerance. Meanwhile, ukhuwah 
basyariyah/insaniyah could be further increased by showing good manners such as 
understanding each other, respecting among each other, and avoding discrimination. 
To increase these kinds of human relations, several factors have been considered to be 
beneficial such as the occurrences of various meetings and gatherings among Islamic 
groups, the active involvement of muslim preachers in enhancing the ukhuwah, and 
the awareness of many muslims on the importance of ukhuwah. However, several 
obstacles were also faced namely egoism among muslims, ineffective roles of 
preachers, and low of awareness of some groups of people. To address these problems, 
MUI play pivotal roles and functions in strengthening the ukhuwah among muslims. 
The roles and functions were in the forms of being facilitators in various forums and 
Islamic seminars as well as being active in socializing and educating the society 
related to the importance of ukhuwah. In addition, MUI is also expected to show great 
examples in implementing the concept of ukhuwah in the everyday life.  
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Several implications were drawn from this research. It is expected that the 
findings of this research could give societal contribution in the form of enhancing the 
ukhuwah among muslim society in Indonesia. In addition, it is expected for MUI of 
Makassar to be actively involved in socializing the concept of ukhuwah to the society 
through various forums and seminars. Therefore, support from various parties, NGO’s 
and related organizations are highly needed so that the concept of ukhuwah could be 
well implemented in the society. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keragaman dan kemajemukan dalam bermasyarakat merupakan realitas sosial-

historis yang senantiasa hadir dalam kehidupan manusia sehingga harus diterima 

sebagai ketetapan Tuhan (sunnatullah), sebagaimana Allah telah menciptakan 

manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.1 Hal ini terlihat dari kehidupan manusia 

di dunia ini yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan ras. Dengan keragaman ini 

lahirlah manusia-manusia yang memiliki warna kulit berbeda, begitu pula dengan 

bahasa, adat istiadat, kecenderungan, opini, dan kepercayaan. Kesadaran tentang 

keragaman atau kemajemukan ini terasa semakin penting seiring dengan 

kecenderungan menguatnya iklim globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan 

manusia.2 Penciptaan manusia dengan beragam Bahasa dan warna kulit menandakan 

bila manusia memiliki karakter dan sifat yang berbeda pula, sehingga akan berdampak 

pada kehidupan bermasyarakat. Oleh karena telah menjadi sebuah keniscayaan maka 

tugas manusia menggunakan akal pikirannya untuk memahami keberagaman tersebut 

untuk kemudian dapat diolah dengan sebaik-baiknya, sehingga terjalin rasa saling 

menghargai perbedaan, karena perbedaan tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran 

Tuhan.3 

Keragaman dan kemajemukan manusia di dalam perkembangannya justru 

menjadi ancaman dalam keharmonisan hidup. Konflik-konflik yang disebabkan 

 

1Lihat QS al-H{ujura>t/49: 13. 

2Nurman Said, Merawat Persaudaraan Sejati di Atas Keragaman Agama (Cet. I; Makassar, 

Alauddin University Press, 2012), h. 25. 

3Lihat QS al-Ru>m/30: 22. 
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sulitnya menerima keberagaman marak terjadi. Hal ini kemudian berimbas pada 

stabilitas dan kualitas kehidupan manusia itu sendiri. Keamanan dan ketenangan 

hidup yang menjadi cita-cita tidak akan tercapai. Konflik sering kali muncul dalam 

kehidupan masyarakat yang memiliki kekuatan seimbang. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi konflik dapat berbentuk ideologi politik, ekonomi, budaya, dan bahkan 

agama. Apabila suatu masyarakat yang secara sosiologis dihuni oleh penduduk yang 

berbeda agama dan suku atau etnik, maka perbedaan itu potensial memicu munculnya 

konflik dan kekerasan. Terkadang pihak yang berkonflik menonjolkan kepentingan 

pribadi dan golongan; bahwa kepedulian yang tinggi terhadap kepentingannya sendiri 

dan kepedulian yang rendah terhadap pihak lain, akan membawa pada hasil akhir yang 

tidak harmonis atau terjadi semacam disharmonis sosial yang meliputi kerukunan 

kehidupan beragama, ekonomi, dan politik. Namun, dalam konteks ini agama dan 

etnik tidak menjadi sumber utama dalam konflik, bahkan hanya menjadi alat untuk 

berkonflik. Sebab boleh jadi yang menjadi sumber utama yaitu persoalan 

ketidakadilan, kemiskinan, dan kesejahteraan.4 

Pergeseran sosial telah membawa pada sejumlah persoalan baru dalam struktur 

kemasyarakatan, mulai dari sistem budaya, perubahan yang signifikan pada level 

politik, hukum, dan kelembagaan negara. Implikasi yang kemudian lahir yaitu 

kehidupan yang lebih terbuka, bebas, dan diharapkan akan lebih demokratis. Pada 

level kehidupan sosial terjadi pergerakan yang cepat sehingga peta konflik yang 

terbaca semakin jelas, baik pada tataran suku, etnik, dan agama. Konflik yang terjadi 

pun dapat berskala kecil sampai yang relatif baru ialah gerakan terorisme yang 

 

4Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dan masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial 
(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 249. 
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menggunakan agama sebagai alat legitimasi dalam bertindak. Situasi ini 

memunculkan ketidakstabilan yang menyebabkan konflik dan kekerasan mudah 

berkembang. Konflik horizontal yang terjadi di berbagai daerah dipicu oleh beragam 

instrumen, tidak hanya terbatas pada sentimen etnis, suku, ras, dan agama, tetapi juga 

dipicu oleh motivasi ideologi ekspansi yang bersifat transnasional, kapitalisme yang 

menguat, sentimen sosial seperti ketidakadilan dan dendam sosial yang dibentuk oleh 

situasi yang ada semakin menegaskan terjadinya konflik.5 

Dalam kehidupan manusia, konflik telah menjadi sesuatu yang selalu ada, baik 

itu konflik yang bersifat laten maupun manifes. Hal ini menunjukkan bahwa konflik 

bukan hanya bagian dari konteks tertentu, tetapi sudah menjadi bagian integral dari 

pembawaan manusia sejak lahir. Menurut Paul Wehr, apabila dilihat dari segi 

proposisi sentral bahwa konflik merupakan pembawaan sejak lahir di dalam manusia 

sebagai makhluk sosial yang timbul dari sifat masyarakat tersebut. Konflik merupakan 

disfungsi dalam sistem sosial dan sebuah gejala ketegangan patologis sebagai akibat 

dari kesalahan persepsi dan komunikasi. Oleh karena itu, konflik adalah proses alami 

yang umum bagi semua masyarakat.6 

Untuk beberapa konflik secara unum yang berujung pada kekerasan dan 

kerusuhan, kelompok yang sama-sama memiliki kekuatan sosial yang seimbang 

seperti suku, ras, atau agama, potensial menjadi akar utama terjadinya konflik. Daerah 

dengan perimbangan penduduk asli dan pendatang yang timpang misalnya dari segi 

penguasaan aset ekonomi akan menimbulkan konflik dan kerusuhan. Konflik dan 

 

5Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dan masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial, h. 

250-251. 

6Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dan masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial, h. 

253. 
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kerusuhan sosial ini tidak akan terjadi apabila tidak didahului oleh faktor-faktor yang 

memicu dan saling terkait antara satu dengan lainnya. Faktor utama yang paling 

potensial dalam kehidupan sosial masyarakat yaitu perbedaaan. Para sosiolog 

menjelaskan bahwa perbedaan sosial tidak mungkin dapat dihindari dalam 

masyarakat, khususnya pada pola penduduk atau pemukiman yang heterogen atau 

multietnik seperti di wilayah perkotaan.7 Menurut Abdul Jamil Wahab sebagaimana 

yang dikutip oleh Ellya Rosana bahwa adanya perbedaan menjadi latar belakang 

timbulnya konflik secara umum. Perbedaan sendiri merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari realitas kehidupan, di mana perbedaan bisa menjadi potensi maupun 

bisa menjadi persoalan. Jika dipahami secara baik dan dikelola secara konstruktif akan 

menjadi potensi agar semakin memperkaya makna hidup.8 

Dalam internal umat Islam sendiri dewasa ini, beberapa golongan atau mazhab 

dalam dunia Islam mengalami perselisihan. Pada tataran ormas-ormas keagamaan ada 

yang sampai kepada pertengkaran antara satu dengan yang lainnya. Ini disebabkan 

“perbedaan” persepsi dan pandangan dalam memahami atau menafsirkan agama. Hal 

tersebut berlanjut dengan saling mengklaim bahwa mazhab atau ormasnyalah yang 

paling benar dan akhirnya mengkafirkan golongan lainnya.9 Jika ini terus berlanjut, 

maka akan menimbulkan konflik yang berbahaya. Menurut Harifuddin Cawidu, secara 

naluriyah setiap orang beragama sangat tidak senang dengan julukan kafir. Bahkan di 

antara mereka ada yang bersedia mempertaruhkan jiwanya untuk membela diri dari 

 

7Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dan masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial, h. 

254. 

8Ellya Rosana, “Konflik pada Kehidupan Masyarakat: Telaah Mengenai Teori dan 

Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern”, Al-Adyan 10, no. 2 (Juli-Desember 2015): h. 217. 

9Ana Cahayani Fatimah, “Kajian Matan dan Syarah Hadis tentang Ukhuwah Islamiyah”, 

Jurnal Qolamuna 4, no. 1 (Juli 2018): h. 290. 
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tuduhan kafir. Hal ini menunjukkan sebutan kafir merupakan masalah yang sensitif 

bagi manusia khususnya umat beragama.10 Padahal agama pada dasarnya tidak hanya 

dijadikan pedoman bagi manusia dalam hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan atau 

spiritual. Tetapi juga merupakan pedoman dalam mengatur hubungan sesama 

manusia, bahkan dalam bersikap terhadap lingkungan. Menurut Elizabeth K. 

Nottingham sebagaimana yang dikutip oleh Hamidah bahwa di dalam sejarah agama 

dapat menjadi salah satu perekat yang dapat mempersatukan suku bangsa yang 

berbeda ras, adat istiadat, dan sosial budaya.11 Dalam konteks bangsa Indonesia 

sendiri sudah menjadi kesepakatan nasional bahwa ada dua sasaran penting yang 

hendak dicapai melalui pembangunan bidang agama, yaitu peran agama dalam proses 

pembangunan nasional dan pembinaan kerukunan hidup beragama.12 

 

10Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam al-Qur’an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Tafsir 
Tematik (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 9. 

11Hamidah, “al-Ukhuwah al-Ijtima’iyah wa al-Insaniyah: Kajian terhadap Pluralisme Agama 

dan Kerjasama Kemanusiaan”, Intizar 21, no. 2 (2015): h. 322. 

12Dua sasaran ini saling terkait untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan nasional yang 

berkelanjutan. Pembangunan sektor agama sebagai bagian pembangunan nasional merupakan sikap 

peduli pemerintah bersama masyarakat Indonesia terhadap pembangunan aspek spiritual. Terkait dengan 

peran agama dalam proses pembangunan nasional terimplementasi dengan dimasukkannya asas 

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai acuan operasional pembangunan 

nasional. Penetapan ini menghendaki agar keseluruhan proses pembangunan perlu dijiwai oleh semangat 

iman dan takwa. Peluang ini membawa implikasi bahwa agama dituntut berperan positif dalam 

menentukan makna hidup yang hakiki dan luhur bagi manusia Indonesia. Hal ini dilakukan melalui 

pelaksanaan keseluruhan aspek pembangunan nasional menuju terwujudnya tatanan masyarakat 

Indonesia yang sejahtera, damai dan berkeadilan. Agama secara formal-normatif perhatian terhadap 

kondisi masyarakat yang demikian. Peran positif agama dalam keseluruhan proses pembangunan hanya 

akan nampak apabila nilai-nilai etik dan moral keagamaan termanifestasi dan tersimpul dalam perilaku 

sosial pemeluk agama baik secara individual maupun kolektif sebagai ekspresi iman dan takwa terhadap 

Tuhan yang Maha Esa. Kesepakatan nasional mengenai pembinaan kerukunan hidup beragama 

menekankan pada terwujudnya suatu kondisi kehidupan sosial yang harmonis antar umat beragama, dan 

antara umat beragama dengan pemerintah. Kondisi sosial yang demikian akan memantapkan persatuan 

dan kesatuan bangsa sebagai prasyarat pembangunan nasional. Salah satu faktor penentu dalam masalah 

pembentukan dan pemeliharaan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa menuju integrasi nasional yang 

utuh bermuara pada terwujudnya kerukunan hidup beragama. Lihat Hamidah, “al-Ukhuwah al-
Ijtima’iyah wa al-Insaniyah: Kajian terhadap Pluralisme Agama dan Kerjasama Kemanusiaan”, Intizar 
21, no. 2 (2015): h. 323. 
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Kondisi konflik yang disebabkan dari sulitnya menerima perbedaan dapat 

diatasi apabila persatuan ditegakkan melalui pembinaan kesadaraan akan rasa 

persaudaraan. Keharusan menegakkan persatuan umat manusia melalui pembinaan 

akan kesadaran nilai persaudaraan merupakan sesuatu yang urgen dan mendesak. 

Kewajiban ini pada dasarnya telah menjadi bagian integral dari aktivitas manusia 

dalam bermasyarakat yang merupakan kewajiban logika. Sebagai kewajiban logika, 

setiap orang yang bisa berpikir jernih akan menyadari bahwa perbedaan adalah suatu 

keniscayaan hidup untuk diterima sebagai kewajaran. Memaksakan manusia untuk 

menghilangkan perbedaan merupakan hal yang tidak mungkin terwujud dan 

bertentangan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk berpikir.13 Dalam realitas 

masyarakat, peristiwa yang bermuara pada konflik horizontal terjadi akibat rendahnya 

tingkat pemahaman mereka tentang perlunya membangun ukhuwah, silaturrahim dan 

menciptakan perdamaian secara berkesinambungan.14 

Konflik yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia dengan rasa 

persaudaraan mempunyai hubungan yang erat. Menurut Machasin, ikatan 

persaudaraan baru akan muncul ketika ada konflik, permusuhan, atau pelanggaran atas 

hak-hak manusia oleh manusia lain. Hal ini telah menjadi prinsip dasar ketika terjadi 

konflik yang mengemuka kemudian menjadi suatu permusuhan. Orang yang tidak 

suka atau tidak tahan menyaksikan konflik itu akan berkata kepada pihak-pihak yang 

terlibat bahwa engkau masih bersaudara. Dengan demikian, pihak-pihak yang 

berkonflik akan berhenti dan berdamai.15 

 

13Nurman Said, Merawat Persaudaraan Sejati di Atas Keragaman Agama, h. 28. 

14Abdul Wahid Haddade, “Konsep al-Ishlah dalam al-Qur’an”, Tafsere 4, no. 1 (2016): h. 13. 

15Machasin, Islam Dinamis Islam Harmonis: Loyalitas, Pluralisme, Terorisme (Cet. I; 

Yogyakarta: LKIS, 2011), h. 171. 
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Bangsa Indonesia adalah masyarakat mejemuk, beragam, atau multikultural, 

baik dari segi suku, ras, bahasa, maupun agama, maka perlu menjaga persatuan dan 

kesatuan bangsa melalui nilai-nilai persaudaraan. Keragaman ini dapat menimbulkan 

berbagai persoalan seperti yang sekarang dihadapi. Premanisme, perseteruan politik, 

kemiskinan, kekerasan, perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk 

selalu menghormati hak-hak orang lain merupakan bentuk yang nyata sebagai bagian 

dari multikulturalisme itu, maka menjadi hal yang penting bagi semua elemen untuk 

memikirkan upaya pemecahannya (solution). Sementara itu problem perbedaan tidak 

hanya dialami pada tataran kehidupan antar umat beragama saja, namun juga terdapat 

dalam masing-masing agama.16 

Dalam dua dekade terakhir, berbagai media di Indonesia menyajikan gambaran 

atas disintegrasi antar kelompok yang dimunculkan dari berbagai sisi. Terhitung 

semenjak awal reformasi (1998) banyak gesekan yang muncul dan melibatkan isu-isu 

pluralitas karena minimal melibatkan dua etnis yang berbeda. Meskipun sempat 

mereda pada pertengahan tahun 2000-an, namun disintegrasi antar etnis kembali 

muncul pada awal 2014 dan sepanjang tahun 2017. Pluralisme, konflik, dan politik 

menjadi sebuah konstelasi isu yang menarik dalam beberapa waktu terakhir. Konteks 

masyarakat Indonesia yang sangat beragam dalam suatu wilayah (pluralis) menjadi 

sebuah arena reproduksi yang sangat ideal bagi terciptanya disintegritas yang dapat 

menjurus kepada kekerasan antar masyarakat. Hal tersebut sekaligus menjadi 

tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk konsisten memegang nilai-nilai 

 

16Hayati Nufus, dkk., “Nilai Pendidikan Multicultural: Kajian Tafsir al-Qur’an Ayat 9-13”, 

Al-Iltizam 3, no. 2 (November 2018): h. 132. 
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toleransi.17 Dalam masyarakat sekecil apa pun pasti akan ditemukan gesekan interaksi 

baik antar individu maupun antar kelompok masyarakat.18 Khusus mengenai pluralitas 

agama, di Indonesia rasa saling toleransi beragama masih sangat minim. Hal ini 

didukung dengan hadirnya fakta munculnya permasalahan-permasalahan yang diikuti 

dengan Anarkisme atau kekerasan yang mengatas namakan agama.19 

Umat Islam di negeri ini mayoritas, sehingga mempunyai tanggungjawab 

utama dalam menjaga persatuan dalam bingkai persaudaraan. Umat Islam dalam 

menegakkan persaudaraan agar tercipta persatuan dan kesatuan mengenal konsep 

ukhuwah berdasarkan petunjuk al-Qur’an. 

Al-Qur’an adalah petunjuk bagi seluruh manusia ke jalan yang harus ditempuh 

demi kebahagian di Dunia dan di Akhirat. Petunjuk yang di kandung al-Qur’an 

meliputi petunjuk akidah atau kepercayaan yang harus diyakini dalam hal ini iman; 

petunjuk akhlak yang murni dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun 

sosial; dan petunjuk tentang syariah yang menjelaskan dasar-dasar hukum yang harus 

 

17Farhanuddin Sholeh, “Membangun Kohesivitas Kelompok dalam Bingkai Ukhuwah 

Wathaniyah”, Jurnal Qolamuna 3, no. 1 (Juli 2017): h. 21-22. 

18Setiap individu mempunyai potensi untuk terlibat dalam hubungan sosial pada berbagai 

tingkatan, yaitu dari hubungan interaksi yang biasa sampai hubungan saling ketergantungan. Interaksi 

dan saling ketergantungan dalam hal menghadapi dan mengatasi berbagai kebutuhan setiap hari akan 

memperngaruhi kohesivitas penduduk asli dan pendatang. Di mana hubungan interaksi dan 

ketergantungan itu akan saling berkaitan dengan individu, tujuannya adalah untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dalam menghadapi lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, individu perlu membina 

hubungan interpersonal yang memuaskan baik secara individu dengan individu lainnya, individu 

dengan kelompok, serta kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Sebab manusia dalam 

kehidupannya tidaklah bergantung pada diri sendiri. Setiap tindakan yang akan dilakukan seorang 

manusia pasti berhubungan dan membutuhkan orang lain. Manusia selain disebut sebagai makhluk 

individu, juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, tidak 

dapat hidup seorang diri. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. 

Lihat Farhanuddin Sholeh, “Membangun Kohesivitas Kelompok dalam Bingkai Ukhuwah 

Wathaniyah”, h. 30. 

19Ibnu Rusydi dan Sitti Zolehah, “Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks 

Keislaman dan Keindonesian”, al-Afkar: Journal for Islamic Studies 1, no. 1 (Januari 2018): h. 171. 
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diikuti oleh manusia dalam menjalin hubungan dengan Allah dan manusia, bahkan 

alam semesta.20 Termasuk dalam hal ini petunjuk membangun ukhuwah. Di sini 

ukhuwah mempunyai peran penting dalam merangkul manusia bersatu karena Allah 

memerintahkan untuk tidak bercerai-berai.21 

Melihat kondisi umat Islam Indonesia saat ini yang seakan terpolarisasi ke 

dalam sebuah kelompok agree and disagree yang sampai kepada fenomena saling 

hujat. Muncul satu hegemoni dengan pemahaman yang melahirkan sikap klaim 

pembenaran kelompoknya dan menyalahkan kelompok lain. Akibatnya, nilai 

persaudaraan terkikis bahkan dapat dikatakan memudar. Apalagi dalam kontestasi 

politik indonesia saat ini, isu etnis dan agama menjadi instrumen dalam mencapai 

kekuasaan. Hal ini dapat berpotensi memecah belah persaudaraan, di mana energi 

yang seharusnya digunakan untuk hal yang positif beralih pada hal-hal negatif. 

Padahal menjalin persaudaraan sesama muslim penting karena akan diperoleh 

persatuan. Jika persatuan dapat ditegakkan, maka akan muncul kekuatan yang dapat 

memenuhi segala hajat umat dan syiar Islam akan terwujud.22 Dalam tahun politik di 

Indonesia, perpecahan yang mengarah pada konflik horizontal rawan terjadi. Hal ini 

kemudian menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Oleh karena itu, Presiden 

dan Wakil Presiden Indonesia menghimbau agar perbedaan pilihan jangan sampai 

memecah belah keutuhan bangsa dengan cara tetap menjaga ukhuwah Islamiyah.23 

 

20M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat 
(Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1999), h. 40. 

21Lihat QS Ali ‘Imra>n/3: 103. 

22Ali Ridho, “Internalisasi Nilai Pendidikan Ukhuwah Islamiyah, Menuju Perdamaian (Shulhu) 

dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Hadis”, Kariman 05, no. 2 (Desember 2017): h. 29-31. 

23Faishol Taselan, “Pemilu Jangan Rusak Ukhuwah”, Media Indonesia. 19 Desember 2018. 

https://mediaindonesia.com/read/detail/205151-pemilu-jangan-rusak-ukhuwah (27 Oktober 2019). 

Lihat juga Majelis Ulama Indonesia, “Sambut Pemilu 2019, Wapres: Tetap Jaga Ukhuwah”, Situs 

https://mediaindonesia.com/read/detail/205151-pemilu-jangan-rusak-ukhuwah%20(27
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Memang persoalan politik dapat membawa umat ke dalam konflik yang 

bersebrangan dengan prinsip ukhuwah. Dalam sejarah Islam antara ukhuwah dengan 

politik merupakan persoalan pelik yang muncul pasca wafatnya Rasulullah, khususnya 

setelah terjadi tiga fitnah besar dalam sejarah umat Islam yakni terbunuhnya ‘Us \ma>n 

Ibn ‘Affa>n, peperangan antara ‘Ali dengan ‘A<isyah, dan peperangan antara ‘Ali 

dengan Muawiyah. Persoalan ukhuwah berubah menjadi persoalan politik yang sulit 

diselesaikan.24 

Memudarnya persaudaraan juga merupakan imbas dari kondisi manusia 

modern saat ini. Di mana mereka dalam hal kebersamaan untuk membangun 

kehidupan yang baik semakin menipis karena serangan meterialisme maupun 

kepentingan-kepentingan primordial. Sebab itu pada zaman ini persaudaraan yang 

terjalin lebih ke arah persaudaraan yang sifatnya meterialistik pragmatis.25 Menurut 

M. Quraish Shihab dalam sebuah ceramahnya yang berjudul Persaudaraan Manusia: 

Tantangan dan Kesempatan pada suatu acara yang bertajuk Deklarasi Dokumen 

Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup berdampingan 

menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan persudaraan manusia 

adalah peradaban modern yang terlalu mementingkan aspek material dan mesin, 

disertai dengan sifat rakus, tamak, egoisme, dan mengesampingkan manusia atau 

kemanusiaan. Namun, kesempatan untuk mewujudkan persaudaraan masih terbuka 

luas. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa ikatan kebersamaan dalam agama tidak 

menafikan persaudaraan antara manusia. Hal ini sejalan dengan pesan-pesan al-Qur’an 

 
Resmi MUI. https://mui.or.id/berita/11559/sambut-pemilu-2019-wapres-tetap-jaga-ukhuwah/# (27 

Oktober 2019). 

24Miftah Faridl, Lentera Ukhuwah (Bandung: Mizania, 2014), h. 11-12.  

25Ali Ridho, “Internalisasi Nilai Pendidikan Ukhuwah Islamiyah, Menuju Perdamaian (Shulhu) 

dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Hadis”, h. 29. 

https://mui.or.id/berita/11559/sambut-pemilu-2019-wapres-tetap-jaga-ukhuwah/
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yang menegaskan pentingnya menjaga persaudaraan, tidak hanya sesama muslim 

tetapi sesama manusia juga berlaku walaupun berbeda keyakinan.26 Persaudaraan 

khususnya ukhuwah Islamiyah berfungsi sebagai perekat pilar-pilar sosial dalam 

Islam, seperti persamaan (egaliter), kemerdekaan, persatuan, dan musyawarah.27 

Ukhuwah melahirkan kerukunan hidup dan kesetiakwanan sosial sehingga akan 

terbentuk silaturahim. Silaturahim menjadi penting bagi umat Islam karena 

eksistensinya tidak akan diperhitungkan apabila tidak memelihara dan membangun 

jaringan silaturahim melalui kesadaran ukhuwah.28 

Petunjuk tentang ukhuwah sebenarnya telah dicontohkan sejak zaman Nabi 

Muhammad. Nabi ketika mendakwakan Islam di Mekah yang pertama kali 

ditanamkan adalah akidah yang benar dan menjalin ukhuwah, khususnya bagi mereka 

yang baru memeluk agama Islam. Begitu pula ketika Nabi hijrah ke Madinah, kaum 

Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan sehingga terbentuklah negara Islam di Madinah 

yang kuat.29 Pada saat pertama kali tiba di kota Madinah, Nabi melihat ada distabilitas 

sosial pada masyarakat. Penduduknya yang multikultural hidup dalam perselisihan, 

bahkan terlibat perang di antara sesamanya. Berbagai suku dan kabilah sebelum 

 

26Veronika Yasinta, “Hadiri Forum di UEA, Quraish Shihab Bersalaman dengan Paus 

Fransiskus”, Kompas.com. 06 Februari 2019. https://internasional.kompas.com/read/2019/02/06/1145

4641/hadiri-forum-di-uea-quraish-shihab-bersalaman-dengan-paus-fransiskus (31 Desember 2019). 

Lihat juga Nashih Nashrullah, “Quraish Shihab Satu-satunya Tokoh RI Temui Paus 

Fransiskus”, Republika.co.id. 07 Februari 2019. https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-

nusantara/19/02/07/pmj5ki320-quraish-shihab-satusatunya-tokoh-ri-temui-paus-fransiskus (31 Desem

ber 2019). 

27Cecep Sudirman Anshori, “Ukhuwah Islamiyah sebagai Fondasi Terwujudnya Organisasi 

yang Mandiri dan Profesional”, Ta’lim 14, no. 1 (2016): h. 118. 

28Muhammad Chirzin, “Ukhuwah dan Kerukunan dalam Perspektif Islam”, Aplikasia: Jurnal 

Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama 8, no. 1 (Juni 2007): h. 1. 

29Halimah B., Aplikasi Konsep Ukhuwah Qur’ani dalam Kehidupan Politik (Makassar: 

Alauddin University Press, 2012), h. 4-5. 

https://internasional.kompas.com/read/2019/02/06/11454641/hadiri-forum-di-uea-quraish-shihab-bersalaman-dengan-paus-fransiskus%20(31
https://internasional.kompas.com/read/2019/02/06/11454641/hadiri-forum-di-uea-quraish-shihab-bersalaman-dengan-paus-fransiskus%20(31
https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/islamnusantara/19/02/07/pmj5ki320quraishshihabsatusatunyatokohritemuipausfransiskus (31
https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/islamnusantara/19/02/07/pmj5ki320quraishshihabsatusatunyatokohritemuipausfransiskus (31
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masuk Islam memiliki kebiasaan berselisih dan berperang. Saling menuntut balas 

antara satu kabilah dengan kabilah lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut Nabi 

berusaha memikirkan cara yang dapat memberikan ketenangan jiwa bagi mereka. Hal 

ini Nabi lakukan bukan dengan mendirikan kerajaan sehingga dia dapat memerintah 

penduduk Madinah yang berselisih agar berdamai, maupun melalui pendekatan 

ekonomi seperti harta benda atau perniagaan. Akan tetapi Nabi mempersaudarakan 

para penduduk yang berselisih dengan konsep ukhuwah sehingga terjalinlah 

persatuan.30 Hasilnya yaitu di antara mereka timbul ikatan yang kokoh dan kuat yang 

didasarkan pada keimanan kepada Allah. Dengan demikian, terbinalah suatu 

solidaritas yang tinggi di kalangan umat Islam Madinah, artinya Nabi Muhammad  

telah berhasil membangun al-wah}dah al-islamiyah, menggantikan al-wah{dah al-

qaummiyah.31 

Mengajarkan ukhuwah menjadi salah satu metode dakwah Nabi ketika di 

Madinah. Adapun model dakwah ukhuwah yang dimaksud yaitu ukhuwah wat}aniyah 

dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah wat}aniyah salah satu metode dakwah yang 

digencarkan oleh Nabi Muhammad dalam rangka menghidupkan rasa cinta dan 

memiliki terhadap negara, dalam hal ini kota Madinah. Sedangkan ukhuwah 

basyariyah merupakan metode dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad dalam 

rangka menumbuhkan semangat persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Metode 

dakwah dengan penanaman nilai ukhuwah mengalami kemajuan yang signifikan, 

 

30Muh}ammad H{usain H{aikal, H{aya>h Muh}ammad, terj. Ali Audah, Sejarah Hidup Muhammad 
(Cet. III; Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1979), h. 211-220. 

31Susmihara, Sejarah Peradaban Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 

130-131. 
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khususnya di kota Madinah pasca disahkannya Piagam Madinah.32 Selain Muhajirin 

dan Anshar, Nabi Muhammad juga berhasil mempersaudarakan suku ‘Aus dan Khazraj 

yang merupakan dua suku asli Madinah yang sedang terlibat pertikaian satu sama lain. 

Efektitas penanaman nilai ukhuwah sebagai metode dakwah Nabi terlihat signifikan 

karena kota Madinah mempunyai masyarakat yang heterogen, baik dari segi 

keyakinan, etnis, agama dan bangsa.33 

Setelah Nabi wafat, generasi sahabat dan para ulama melanjutkan keutuhan 

ukhuwah dengan tetap berdasar petunjuk al-Qur’an. Dalam sejarah peradaban 

Indonesia, ulama memiliki peran penting dalam pembentukan masyarakat. Ulama 

tidak hanya berkontribusi dalam memperkuat dan mengembangkan aspek religius dan 

moralitas pada skala sempit, tetapi perannya merambah berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, seperti sosial, politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya, di samping 

aspek keagamaan yang menjadi lahan utamanya. Hal ini dapat dilihat pada masa 

penjajahan atau pra-kemerdekaan, di mana ulama dengan basis kegiatannya 

diposisikan sebagai pelopor dan penggerak perlawanan terhadap segala bentuk 

penjajahan. Kemudian pasca kemerdekaan, ulama menjadi mitrah pemerintah dalam 

upaya pembinaan masyarakat, khususnya umat Islam. Melihat demikian penting dan 

strategisnya ulama dalam konteks pengembangan umat Islam, maka dibentuklah 

organisasi atau lembaga otonom non-pemerintah bernama Majelis Ulama Indonesia 

(MUI). Kehadiran MUI di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang majemuk dan 

 

32Azhar, “Sejarah Dakwah Nabi Muhammad pada Masyarakat Madinah: Analisis Model 

Dakwah Ukhuwah Basyariyah dan Ukhuwah Wat}aniyah”, JUSPI: Jurnal Peradaban Islam 1, no. 2 

(2017): h. 257-258. 

33Azhar, “Sejarah Dakwah Nabi Muhammad pada Masyarakat Madinah: Analisis Model 

Dakwah Ukhuwah Basyariyah dan Ukhuwah Wat}aniyah”, h. 259. 
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multikultural memberi fungsi konstruktif dalam pembinaan umat hingga kini.34 Untuk 

mendirikan suatu wadah para ulama ini dengan alasan keinginan pemerintah Indonesia 

untuk melihat kokohnya persatuan umat Islam dan kesadaran bahwa banyaknya 

permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia tidak bisa dipecahkan tanpa 

melibatkan peran ulama.35 

MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim 

senantiasa menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. Selain itu MUI di dalam 

kelembagaannya berkompeten dalam memecahkan dan menjawab setiap masalah 

sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah 

mendapat kepercayaan penuh dari pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut maka 

sudah sewajarnya bila MUI senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran 

dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap 

setiap permasalahan. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan Lembaga yang sangat 

memperhatikan kemaslahatan umum atau yang juga disebut mas}lah}ah al-syar’iyah. 

mas}lah}ah al-syar’iyah adalah kemaslahatan yang berkenaan dengan pemeliharaan 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-d}aru>riyyah al-khamsah). Dalam hal ini 

MUI diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan tersebut, baik yang bersifat 

ukhrawiyah/diniyyah maupun dunyawiyah.36 Dalam khittah pengabdian Majelis 

 

34M. Atho Mudzhar, dkk., Fatwa Majelis Ulama Indonesia: dalam Perspektif Hukum dan 
Perundang-Undangan (Cet. II; Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang 

dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 617-620. 

35Muhammad Shuhufi, Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Makassar: 

Alauddin Press, 2011), h. 130. 

36KH. Ma’ruf Amin, “Sambutan Ketua Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia” 

dalam Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: DEPAG RI, 2003), 

h. ix 
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Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI, yaitu: 1) 

Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (waras\ah al-anbiya>’); 2) Sebagai pemberi 

fatwa (mufti); 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (kha>dim al-ummah); 4) 

Sebagai gerakan is}lah} wa tajdi>d; 5) Sebagai penegak amar makruf nahi mungkar.37 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dekade belakangan ini, 

disamping mendatangkan kemudahan, efesiensi dan efektifitas pekerjaan dalam 

urusan kemanusiaan, tetapi juga membawa permasalahan-permasalahan baru yang 

sebelumnya tidak ada. Permasalahan tersebut meliputi kemasyarakatan dan 

kebangsaan yang dialami umat Islam. Hal ini meningkat dan semakin kompleks 

sehingga perlu kehadiran lembaga yang kapabel untuk memecahkan permasalahan 

tersebut sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Agar 

umat Islam tidak menjauhkan diri mereka dari agama, tetapi justru masalah tersebut 

mendekatkan mereka kepada ajaran Islam untuk mencari jawaban melalui agama. 

MUI memiliki tanggung jawab yang besar daripada umat Islam lainnya untuk 

memberi jawaban dan menunjukkan jalan yang benar atas permasalahan yang dihadapi 

umat.38 

Peran MUI yang dinamis tidak bisa lepas dari dinamika kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Naik turun kondisi sosial politik Indonesia sangat berpengaruh dalam 

posisi strategis MUI. Hal ini mengingat MUI merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

komponen Indonesia sehingga semakin meneguhkan posisinya yang strategis dalam 

kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Respon positif ini muncul dari 

 

37Rahmawati, Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di 
Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010 (Cet. I; Yogyakarta: Lembaga 

Ladang Kata, 2015), h. 112. 

38Rahmawati, Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di 
Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010, h. 113-114. 
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masyarakat, khususnya yang memiliki perhatian terhadap dinamika keberagamaan di 

Indonesia dan lebih khusus lagi bagi masyarakat yang selama ini berkaitan langsung 

dan merasakan manfaat atas keberadaan MUI. Apalagi dengan keragaman mazhab, 

organisasi dan aliran politik telah melahirkan disintegrasi umat. Beragam konflik 

intern umat Islam menjadi bukti disintegrasi tersebut.39 

Terkait suasana di tahun politik Indonesia sebagaimana yang dijelaskan 

sebelumnya, sikap MUI ialah berkomitmen serius untuk menguatkan prinsip ukhuwah 

Islamiyah dan wathaniyah. Karena yang diharapkan dari konsep ukhuwah ini yaitu 

dapat merekatkan dan mengukuhkan kembali komitmen kebangsaan, 

mengembangkan wawasan kebhinekaan, serta menciptakan kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang rukun, harmonis, saling menghormati, mencintai dan tolong-

menolong. Sebagai upaya konkrit MUI bekerjasama dengan pihak terkait untuk 

mensosialisasikan pentingnya menjaga ukhuwah.40 Ukhuwah menjadi urgen karena 

menjadi salah satu karakteristik masyarakat utama yang dikehendaki oleh al-Qur’an.41 

Ukhuwah dalam arti luas melampaui batas-batas etnik, ras, latar belakang sosial, 

keturunan, dan bahkan agama, karena yang menjadi landasannya yaitu persamaan di 

antara umat manusia. Lebih lanjut tentang ukhuwah secara hirarki mencari saling 

pengertian dan membangun kerja sama keduniaan seoptimal mungkin dalam 

 

39Ahmad Khoirul Fata dan M. Ainun Najib, “Kontekstualisasi Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari 

tentang Persatuan Umat Islam”, Miqot 38, no. 2 (Juli-Desember 2014), h. 319. 

40Jabbar Ramdhani, “Sambut 1441 Hijriah, MUI Harap Persaudaraan Kebangsaan RI Makin 

Erat”, Detiknews. 2 September 2019. https://news.detik.com/berita/d-4689665/sambut-1441-hijriah-

mui-harap-persaudaraan-kebangsaan-ri-makin-erat (27 Oktober 2019). Lihat juga Argianto Da 

Nugroho, “MUI Berkomitmen Perteguh Penguatan Ukhuwah Jelang Pemilu 2019”, Tribunnews.com. 
23 November 2018. https://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/23/mui-berkomitmen-perteguh-

penguatan-ukhuwah-jelang-pemilu-2019 (27 Oktober 2019). 

41Said Agil Husin Al Munawwar, al-Qur’an: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki (Cet. III; 

Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 244-245. 

https://news.detik.com/berita/d-4689665/sambut-1441-hijriah-mui-harap-persaudaraan-kebangsaan-ri-makin-erat
https://news.detik.com/berita/d-4689665/sambut-1441-hijriah-mui-harap-persaudaraan-kebangsaan-ri-makin-erat
https://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/23/mui-berkomitmen-perteguh-penguatan-ukhuwah-jelang-pemilu-2019
https://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/23/mui-berkomitmen-perteguh-penguatan-ukhuwah-jelang-pemilu-2019
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menunaikan tugas-tugas kekhalifahan. Dengan konsep ukhuwah diharapkan ada 

persaudaraan dan persamaan yang tidak membeda-bedakan manusia atas jenis 

kelamin, asal ususl, etnis, ras, latat belakang sosial, ekonomi, mengingat umat 

Muhammad adalah umat yang satu.42 Menteri Kordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa apabila ukhuwah 

dapat dikembangkan, maka 87% urusan persatuan dan kesatuan di Indonesia sudah 

selesai.43 

Berdasarkan uraian latar belakang ini, peneliti melihat ada kajian yang 

signifikan tentang ukhuwah, khususnya pada implementasi ayat-ayat yang digunakan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam membina ukhuwah atau persaudaraan. Urgensi 

penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana ayat-ayat tentang ukhuwah 

diaplikasikan di masyarakat berdasarkan petunjuk MUI sebagai ormas panutan umat 

Islam. Apalagi di dalam al-Qur’an, ukhuwah disebutkan dengan berbagai bentuk yang 

mempunyai makna-makna khusus. Dalam penelitian ini kata “ukhuwah” dipilih untuk 

mencakup bentuk-bentuk persaudaran dalam al-Qur’an. Lalu penelitian tentang 

ukhuwah penting dilakukan untuk mengungkap maknanya yang aplikatif khususnya 

di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, sehingga penelitian ini dapat 

berkontribusi menjadi referensi tentang ukhuwah khususnya dari segi konsepsi MUI 

sebagai wadah pemersatu. Adapun Kota Makassar dipilih dalam penelitian ini karena 

merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan pintu utama Indomesia timur 

dengan jumlah penduduk 1,5 juta jiwa atau setara 17,15 % penduduk Provinsi 

 

42Muhaimin, dkk., Kawasan dan Wawasan Studi Islam (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 

357. 

43Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Menteri Muhadjir: Kalau Ukhuwah Islamiyah Terbangun, 

87% Urusan Persatuan NKRI Selesai”, Situs Resmi MUI. https://mui.or.id/berita/28407/menteri-

muhadjir-kalau-ukhuwah-islamiyah-terbangun-87-urusan-persatuan-nkri-selesai/ (27/1/21). 

https://mui.or.id/berita/28407/menteri-muhadjir-kalau-ukhuwah-islamiyah-terbangun-87-urusan-persatuan-nkri-selesai/
https://mui.or.id/berita/28407/menteri-muhadjir-kalau-ukhuwah-islamiyah-terbangun-87-urusan-persatuan-nkri-selesai/
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Sulawesi Selatan. Dengan jumlah yang besar ini, maka penduduk yang ada 

beranekaragam sebagaimana lazimnya kota besar sehingga potensi konflik yang dapat 

muncul besar. Di sinilah peran MUI dalam membina ukhuwah akan terlihat untuk 

mencegah potensi konflik tersebut sebagaimana Nabi berhasil membangun Kota 

Madinah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal 

tersebut. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Untuk memahami dengan jelas judul tesis ini secara komprehensif, maka akan 

diuraikan variabel-variabel yang menjadi pokok penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah implementasi ayat-ayat al-Qur’an yang 

mengandung unsur ajaran ukhuwah atau persaudaraan menurut tokoh-tokoh atau 

pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar. Implementasi dalam hal ini 

yakni penerapan dan pelaksanaannya. Sementara menurut tokoh atau pengurus MUI 

Kota Makassar adalah konsepsi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an. Konsepsi di sini 

yaitu pendapat atau pemahaman tentang ukhuwah dalam al-Qur’an yang menjadi 

rancangan penerapan ukhuwah. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi objek dalam penelitian ini karena 

mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kehidupan yang kondusif bagi umat 

Islam. Begitu pula Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai korelasi yang kuat 

dengan persoalan ukhuwah apabila dilihat dari eksistensinya sebagai lembaga yang 

berdiri dari musyawarah berbagai kelompok atau ormas Islam yang berbeda-beda di 

Indonesia dan hal ini dikuatkan dengan adanya divisi khusus yang membidangi 

ukhuwah Islamiyah. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. 
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2. Deskripsi Fokus 

Ada dua variabel yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini, yaitu “ayat-

ayat ukhuwah dalam al-Qur’an” dan “implementasinya menurut Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). 

Pertama, Ukhuwah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 

persaudaraan.44 Saudara sendiri secara leksikal berarti orang yang seibu seayah, hanya 

seibu atau seayah, atau orang yang bertalian keluarga. Pada perkembangannya istilah 

persaudaraan tidak terbatas pada pertalian keluarga atau hubungan nasab, tetapi 

sahabat karib atau orang yang diajak berbicara juga merupakan saudara. Begitu pula 

orang yang segolongan, sepaham, sederajat, dan sebagainya dianggap saudara atau 

menjalin persaudaraan.45 Jadi, ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an pada penelitian ini 

adalah firman Allah dalam al-Qur’an yang mengandung ajaran-ajaran tentang 

persaudaraan yang tidak hanya terbatas pada hubungan nasab, tetapi mencakup 

hubungan sosial kemasyarakatan. 

Kedua, Implementasinya menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam 

penelitian ini adalah aplikasi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an berdasarkan 

pandangan MUI. Adapun alasan pemilihan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 

Makassar secara khusus yaitu dalam sistem lembaga atau organisasi yang bertingkat-

tingkat, maka tingkat bawah menjalankan program dari atas, artinya tingkat atas yang 

menyusun program sementara operasional secara nyata dijalankan oleh tingkat bawah. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang mempunyai TK I (pusat) 

dan TK II (wilayah dan daerah), dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 

 

44Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 4 (Cet. I; Jakarta: 

PT Gramedia, 2008), h. 1519. 

45Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1232. 
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Makassar merupakan organisasi keumatan yang melaksanakan kebijakan pusat tetapi 

ada peran tertentu yang terkait konteks lokal. Oleh karena penelitian berfokus pada 

implementasi ukhuwah sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar 

dipandang tepat untuk penelitian ini. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan urain latar belakang masalah di atas, peneliti kemudian 

menentukan pokok masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana ayat-ayat ukhuwah 

dalam al-Qur’an dan implementasinya menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 

Makassar? Untuk terarahnya pokok masalah yang akan dibahas, maka diuraikan ke 

dalam sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsepsi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an dan 

implementasinya menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar? 

2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat implemetasi ayat-ayat 

ukhuwah dalam al-Qur’an menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 

Makassar? 

3. Bagaimana fungsi dan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar 

terhadap implementasi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an? 

D. Kajian Pustaka 

Peneliti menelusuri beberapa literatur yang telah membahas tentang ukhuwah, 

baik dalam bentuk karya tulis ilmiah maupun buku teks. Hal ini dimaksudkan untuk 

melihat pokok masalah yang akan diteliti mempunyai relevansi dengan sejumlah teori 

yang telah ada, serta menghindari terjadinya pengulangan. 

Tesis yang berjudul Studi Analisis Ayat-ayat Ukhuwah dalam Tafsir Al-

Misbah Karya M. Quraish Shihab oleh Syarifah Laili. Dalam tesis ini dijelaskan 
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bahwa ukhuwah atau persaudaraan merupakan salah satu ajaran penting yang banyak 

dibahas dalam al-Qur’an. Prinsip ukhuwah yang terdapat dalam al-Qur’an telah 

diamalkan sejak pertama kali al-Qur’an diturunkan, dan tampak hasilnya ketika Nabi 

membangun negara Madinah yang ditandai dengan lahirnya Piagam Madinah. Sabab 

itu dapat dipahami bahwa ukhuwah bagi setiap manusia dapat mempersatukan mereka 

serta menjadikan meraka hidup dalam toleransi, baik antara sesama muslim maupun 

non muslim. Begitu pula suatu umat atau bangsa tidak akan berdiri tegak jika di 

dalamnya tidak terdapat ukhuwah atau persaudaraan. Selanjutnya dalam konteks 

masyarakat muslim, berkembang istilah ukhuwwah islamiyyah yaitu persaudaraan 

antar sesama muslim, atau persaudaraan yang dijalin oleh sesama umat Islam. Namun 

M. Quraish Shihab lebih lanjut menyatakan bahwa istilah dan pemahaman seperti ini 

kurang tepat. Tetapi dengan melihat susunan dan bentuk kalimatnya, maka ukhuwah 

Islamiyah yaitu persaudaraan yang bersifat Islami atau persaudaraan yang diajarkan 

oleh Islam. Sebab dalam al-Qur’an sendiri ditemukan banyak macam persaudaraan. 

Dalam tesis ini penulis berkesimpulan bahwa pertama, ukhuwah menurut M. Quraish 

Shihab yaitu bukan hanya saudara kandung, hanya seayah atau seibu, akan tetapi 

kesamaan unsur suku, bangsa, dan agama juga merupakan persaudaraan. Ukhuwah 

Islamiyyah yaitu persaudaraan yang bersifat islami dengan menjalankan adab-adab 

yang sesuai dengan ajaran Islam seperti saling menghargai, menghormati, toleran 

kepada sesama termasuk non muslim; Kedua, menurut M. Quraish Shihab bahwa 

implementasi ukhuwah dapat diukur menurut syarat dan adabnya. Antara lain 

ukhuwah ditumbuhkan sebagai suatu ikatan tersendiri dari manusia dalam 

berhubungan. Hendaknya seseorang bisa melonggarkan saudaranya jika berhutang 

atau membutuhkan sesuatu. Seorang muslim menghalangi saudara muslim lainnya 
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yang hendak melakukan kezaliman atau hendak merampas sesuatu yang bukan 

menjadi haknya. Meskipun terhadap non muslim, seorang muslim harus memberikan 

pertolongan dan bantuan serta segala yang dibutuhkan. Kaum muslimin hendaknya 

selalu berada diatas petunjuk dan menempuhjalan lurus ketika berselisih pendapat 

dengan kaum muslimin lainnya sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Saling tolong-

menolong dalam kebaikan dan takwa, yakni segala yang dapat membawa kepada 

kemaslahatan dan kebaikan umat manusia; Ketiga, M. Quraish Shihab 

memperkenalkan bermacam-macam persaudaraan, yakni persaudaraan kemakhlukan 

dan ketundukan kepada Allah (ukhuwah fial-ubudiyyah), persaudaraan kemanusiaan 

(ukhuwah fi al-insaniyyah/basyariyyah) yaitu seluruh umat manusia adalah bersaudara 

karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu, persaudaraan dalam 

keturunan dan kebangsaan (ukhuwah fi an-nasabwa al-wataniyyah) yaitu saudara 

dalam seketurunan dan kebangsaan seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran, 

persaudaraan antar sesama muslim atau persaudaraan seiman (ukhuwah fi al-di>n al-

isla>m) yaitu persaudaraan seagama Islam atau persaudaraan antar sesama muslim.46 

Tesis yang berjudul Pesantren Bukit Hidayah Malino dan Pelaksanaan 

Ukhuwah Islamiyah pada Masyarakat Kelurahan Buluttana Kabupaten Gowa oleh 

Jumadi. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa Pesantren Bukit Hidayah Malino berada di 

tengah masyarakat desa yang terkena arus globalisasi. Masyarakat yang berada di 

sekitar pesantren tersebut mempunyai beranekaragam karakter dan sifat. Mereka 

hidup dalam persaingan yang begitu besar untuk meraih segala kebutuhan dan 

kepentingan pribadi. Mereka melakukan segala cara sehingga kehidupan mereka tidak 

 

46Syarifah Laili, “Studi Analisis Ayat-ayat Ukhuwah dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. 

Quraish Shihab”, Tesis (Medan: PPs UIN Sumatera Utara, 2016), h. 1-4 dan 114-115.  
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lagi seperti suasana desa yang lazimnya hidup bergotong royong dan saling 

membantu. Sifat yang terbentuk kemudian ialah kurang peduli antar sesama dan 

hanya mementingkan diri sendiri yang biasanya ditemukan dalam kehidupan 

perkotaan. Dengan adanya pesantren tersebut, ukhuwah Islamiyah dapat terjalin 

antara warga pesantren dengan masyarakat sekitar. Keberadaan Pesantren Bukit 

Hidayah Malino di Kelurahan Buluttana dapat mengimplementasikan ukhuwah 

Islamiyah yang merupakan salah satu ajaran al-Qur’an. Dalam tesis ini penulis 

berkesimpulan bahwa pertama, eksitensi dari sejarah didirikannya Pesantren Bukit 

Hidayah Malino yaitu kurangnya pembinaan agama pada saat itu, sebab kurangnya 

wadah pembinaan dalam membentuk ukhuwah islamiyah, sehingga masyarakat 

tercerai berai; Kedua, kehidupan masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya di 

sawah dan kebun menjadikan mereka tidak saling mengunjungi sehingga sulit untuk 

menjalin ukhuwah Islamiyah. Setelah adanya Pesantren Bukit Hidayah Malino pada 

masyarakat Kelurahan Buluttana, ada perubahan pemahaman keagamaan. Santri dan 

pembina pesantren terjun ke masyarakat untuk memberikan pembinaan keagamaan 

seperti berdakwa dengan mengajak untuk saling menghargai, menghormati, 

memperingati, dan saling mengunjungi. Selain dakwah dalam bentuk khutbah dan 

safari Ramadhan, pesantren aktif melaksanakan zikir dan salawat bersama dengan 

tujuan menjalin ukhuwah Islamiyah antara pesantren dengan warga sekitar; Ketiga, 

pada dasarnya ukhuwah Islamiyah dapat terjalin dengan lancar di Kelurahan 

Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa apabila nilai-nilai lokal 

seperti sipakainga, sipakalabbiri, sipakatau dibudayakan karena nilai ini menyangkut 
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kehidupan sosial masyarakat yang diperpegangi oleh masyarakat Sulawesi Selatan 

dan nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Islam.47 

Tesis yang berjudul Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Ayat-ayat 

Ukhuwah dalam Tafsir Al-Misbah oleh Hadari. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa salah 

satu persoalan pokok yang banyak dibicarakan dalam al-Qur’an adalah persoalan 

masyarakat. Hal ini untuk mendorong lahirnya perubahan-perubahan positif dalam 

masyarakat. Adapun persoalan yang mencakup kemasyarakan dalam al-Qur’an di 

antaranya tentang keadilan, musyawarah, persaudaraan atau ukhuwah, toleransi 

beragama, dan gender. Term kemasyarakatan yang termuat dalam al-Qur’an masih 

bersifat umum, maka perlu penafsiran lebih agar dapat dipahami secara utuh dan 

memberikan gambaran yang jelas dari maksud ayat. Dari hasil penelitiannya penulis 

menyimpulkan pertama, persaudaraan antara sesama mukmin mengisyaratkan semua 

pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang mengganggu persaudaraan mereka. Adapun 

dasar persaudaraan yang terjalin yaitu berganda, sekali atas persamaan iman dan kali 

kedua atas persamaan keturunan. Hakikat persaudaraan dalam Tafsir Al-Misbah 

adalah persamaan, baik garis keturunan, sifat, kesukuan, kebangsaan, dan sesama 

makhluk; Kedua, bentuk-bentuk ukhuwah dalam Tafsir Al-Misbah ada beberapa, 

antara lain saudara kandung atau seketurunan (ukhuwah fi> al-nasab), sebangsa 

(ukhuwah fi> al-wat}aniyah), semasyarakat, seagama (ukhuwah fi> al-di>n), 

sekemanusiaan (ukhuwah fi> al-insa>niyah), semakhluk, dan seketundukan kepada Allah 

(ukhuwah fi> al-‘ubu>diyah).48 

 

47Jumadi, “Pesantren Bukit Hidayah Malino dan Pelaksanaan Ukhuwah Islamiyah pada 

Masyarakat Kelurahan Buluttana Kabupaten Gowa”, Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2016), h. 8-

9 dan 101-102. 

48Hadari, “Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Ayat-ayat Ukhuwah dalam Tafsir Al-

Misbah”, Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013), h. 1-4 dan 157-158.  
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Artikel ilmiah yang berjudul Re-Interpretasi Pemikiran Ukhuwwah Sayyid 

Quthb oleh Arsyad Sobby Kesuma dalam jurnal Miqot Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 

2018. dalam artikel ini dijelaskan bahwa ukhuwah adalah nilai-nilai fundamental yang 

terkandung dalam ajaran Islam. Perbedaan bahasa, suku, warna kulit, kebudayaan, 

bahkan keyakinan atau agama dalam beragama dan bermazhab tidak boleh menjadi 

penghalang untuk tumbuhnya ukhuwah karena hal tersebut telah disinyalir oleh al-

Qur’an dalam surah al-Hujurât/49: 13. Ayat tersebut memberikan sebuah konsep 

ajaran Islam yang menjamin asas persamaan (equality), persaudaraan (brotherhood), 

persahabatan (friendship) dan kerjasama (cooperation). Ide-ide tersebut dipertegas 

dengan pernyataan Qut}b dalam menafsirkan ayat-ayat tentang ukhuwah dalam kitab 

tafsirnya Fi> Z{ilal al-Qur’a>n. Penulis berkesimpulan bahwa menurut Qut}b ukhuwah 

mempunyai peran penting dalam menciptakan kehidupan yang damai dan rukun. Hal 

itu disebabkan masing-masing kelompok yang berbeda akan saling memandang 

sebagai suatu keluarga besar yang utuh dan saling terkait dalam ikatan persaudaraan 

yang erat. Persaudaraan atau ukhuwah menurutnya tidak bisa hanya antara umat Islam 

saja, tetapi terhadap kelompok-kelompok penganut agama lain pun hendaklah 

berperilaku sama yakni memandang mereka seperti saudara. Pemikiran Qut}b dalam 

hal ini tentang konsep ukhuwah bisa dikatakan sebuah pemikiran yang inklusif dan 

lunak dengan batasan-batasan tertentu yang dianggap prinsipil.49 

Artikel ilmiah yang berjudul Kajian Matan dan Syarah Hadis tentang 

Ukhuwah Islamiyah oleh Ana Cahayani Fatimah dalam jurnal Qolamuna Vol. 4 No. 1 

Juli 2018. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa ukhuwah Islamiyah mempunyai 

 

49Arsyad Sobby Kesuma, “Re-Interpretasi Pemikiran Ukhuwwah Sayyid Quthb”, Miqot 62, 

no. 1 (Januari-Juni 2018), h. 101. 
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hubungan yang erat dengan keimanan dan ketakwaan seseorang. Penulis 

berkesimpulan bahwa kerukunan dan kekompakan yang merupakan bentuk nyata dari 

ukhuwah Islamiyah adalah aktualisasi atau refleksi dari budi pekerti orang beriman.50 

Artikel ilmiah yang berjudul Sejarah Dakwah Nabi Muhammad pada 

Masyarakat Madinah: Analisis Model Dakwah Ukhuwah Basyariyah dan Ukhuwah 

Wathaniyah oleh Azhar dalam jurnal JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol. 1 

No. 2 Tahun 2017. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa sejarah perjalanan dakwah Nabi 

mengalami kemajuan yang signifikan ketika di Madinah, khususnya dengan 

disahkannya Piagam Madinah. Hal ini tidak terlepas dari model dakwah Nabi pada 

masa itu yakni dakwah ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariyah. Penulis 

berkesimpulan bahwa ukhuwah wathaniyah bertujuan untuk menumbuhkan sikap 

cinta tanah air, dalam hal ini yaitu Madinah. Nabi berusaha menyatukan umat Islam 

dengan mengembangkan rasa memiliki bersama Madinah. Ukhuwah wathaniyah ini 

juga diasah dengan melakukan latihan militer dan ekspedisi-ekspedisi terhadap orang 

yang menentang Islam. Latihan militer dan ekspedisi tersebut digencarkan sebagai 

sebuah pembuktian bahwa umat Islam merupakan umat yang kuat. Adapun ukhuwah 

basyariyah merupakan semangat persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Model 

dakwah ini dilakukan oleh Nabi dengan menanamkan keyakinan di kalangan umat 

Islam bahwa mereka semua adalah sama di hadapan Allah, meskipun mereka berasal 

dari etnis, budaya, suku, atau bangsa yang berbeda. Hal ini kemudian berdampak 

 

50Ana Cahayani Fatimah, “Kajian Matan dan Syarah Hadis tentang Ukhuwah Islamiyah”, h. 

307. 
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dengan meningkatnya sikap toleransi pada masyarakat Madinah, baik Islam maupun 

non Islam.51 

Artikel ilmiah yang berjudul Membangun Kohesivitas Kelompok dalam 

Bingkai Ukhuwah Wathaniyah oleh Farhanudin Sholeh dalam jurnal Qolamuna Vol. 

3 No. 1 Juli 2017. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa terdapat strategi dalam 

membangun kohesivitas antar umat dalam konteks kebangsaan. Sebagaimana 

diketahui bahwa masyarakat Indonesia yang beragam dalam suatu wilayah menjadi 

sebuah tantangan untuk konsisten memegang nilai-nilai toleransi agar terjalin 

kesatuan dan kohesivitas. Tingginya kohesivitas kelompok berkolerasi dengan 

kesesuaian anggota kelompok dengan norma kelompok, begitu pula semangat bekerja 

sama dalam kelompok tersebut. Kohesivitas dapat dikembangkan terhadap kondisi 

apapun di dalam kelompok, karena manusia dalam kehidupannya tidaklah bergantung 

pada diri sendiri. Setiap tindakan yang akan dilakukan seorang manusia pasti 

berhubungan dan membutuhkan orang lain. Manusia selain disebut sebagai makhluk 

individu, juga disebut sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, kohesivitas kelompok 

menjadi penunjang dalam membangun ukhuwah wathaniyah. Penulis berkesimpulan 

bahwa Terdapat enam hal untuk meningkatkan kohesivitas dalam kelompok yaitu: 1) 

Mendorong ancaman eksternal. 2) Membuat sejarah dengan menceritakan sebuah 

sejarah yang pernah terjadi pada sebuah kelompok. 3) Saling ketergantungan untuk 

mencapai tujuan yang sama karena tujuan dalam sebuah kelompok akan memberikan 

minat terhadap seluruh anggota. 4) Saling menyempurnakan dengan mencoba 

mengerjakan tugas sesama anggota kelompok yang lain. 5) Mengembangkan norma-

 

51Azhar, “Sejarah Dakwah Nabi Muhammad pada Masyarakat Madinah: Analisis Model 

Dakwah Ukhuwah Basyariyah dan Ukhuwah Wat}aniyah”, h. 274. 
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norma persahabatan dan kebersamaan karena kelompok lebih kohesif memberikan 

gambaran dimana anggota-anggota saling menyukai terhadap anggota kelompok yang 

lain. 6) Meningkatkan dukungan terhadap anggota kelompok. pemberian dukungan 

terhadap anggota kelompok akan membantu sesama anggota kelompok dalam 

pemecahan masalah dan hal ini akan meningkatkan kohesivitas kelompok.52 

Artikel ilmiah yang berjudul Internalisasi Nilai Pendidikan Ukhwah Islamiyah 

Menuju Perdamaian (Shulhu) dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Hadis oleh 

Ali Ridho dalam jurnal Kariman Vol. 5 No. 2 Desember 2017. Dalam artikel ini 

dijelaskan bahwa kompleksitas dualisme, hitrogenitas etnis, dan isu agama menjadi 

insturmen untuk mencapai tirani dan kekuasaan, sehingga memecah belah 

persaudaraan (ukhuwah). Untuk mendamaikan hal tersebut konsep ukhuwah harus 

dikonstruksi sesuai dengan pesan profetik yang bertendensi ukhrawi. Hal ini 

disebabkan persaudaraan yang terjalin pada zaman ini justru materialistik pragmatis. 

Dalam Islam, konsep Pendidikan ukhuwah adalah meluruskan hati serta mencintai 

saudara hanya karena Allah dengan tiga bentuk persaudaraan, yakni ukhuwah 

Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Penulis berkesimpulan 

bahwa persaudaraan adalah jalinan dari dua orang yang berbeda, sebagimana jalinan 

suami istri maka menuntut sejumlah hak yang harus dipenuhi, antara lain: 1) 

Memberikan salam jika bertemu. 2) Memenuhi undangan jika diundang. 3) 

Memberikan nasihat jika diminta. 4) Jika bersin dan memuji Allah maka membalas 

dengan doa. 5) Jika sakit, maka menjenguknya. 6) Jika ada yang meninggal, maka 

mengiringi janazahnya. Pemenuhan terhadap hak tersebut dilalui dengan penuh kasih 

 

52Farhanuddin Sholeh, “Membangun Kohesivitas Kelompok dalam Bingkai Ukhuwah 

Wathaniyah”, h. 21 dan 33. 
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sayang dan keikhlasan, sehingga jalinan itu menjadi jalinan yang abadi serta di ridai 

oleh Allah. Namun mencapai status abadi tersebut sedikit sulit tercapai jika cara 

mencari saudara tidak tepat. Oleh karena itu, Islam memberikan arahan sifat-sifat 

yang harus dimiliki yaitu berakal bagus, pekerti yang budiman, tidak fasik, dan tidak 

serakah akan harta.53 

Artikel ilmiah yang berjudul Ukhuwah Islamiyah sebagai Fondasi 

Terwujudnya Organisasi yang Mandiri dan Profesional oleh Cecep Sudirman Anshori 

dalam jurnal Ta’lim Vol. 14 No. 1 Tahun 2016. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa 

ukhuwah Islamiyah adalah hubungan yang dijalankan oleh rasa cinta dan didasari 

akidah dalam bentuk persaudaraan bagaikan satu bangunan yang kokoh. Ukhuwah 

secara sederhana berarti persaudaraan yang asalnya “memperhatikan”. Persaudaraan 

sesama muslim merupakan model pergaulan antar manusia yang prinsipnya telah 

digariskan dalam al-Qur’an dan hadis, yaitu suatu wujud persaudaraan karena Allah. 

Penulis berkesimpulan bahwa dalam suatu organisasi dakwah, ukhuwah adalah modal 

penting dalam bergerak karena menjadi landasan bagi setiap orang yang 

mengingingkan keberhasilan. Pemaknaan secara mendalam dari ukhuwah melahirkan 

sikap tidak memetingkan ego pribadi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan 

mengutamakan ukhuwah maka menjadi kokoh organisasi tersebut. Konsekuensi dari 

keimanan seseorang yaitu tidak ada ukhuwah tanpa keimanan dan tidak ada keimanan 

yang sempurna tanpa ukhuwah, sebagaimana tidak ada persahabatan sejati tanpa 

 

53Ali Ridho, “Internalisasi Nilai Pendidikan Ukhuwah Islamiyah, Menuju Perdamaian (Shulhu) 

dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Hadis”, h. 45-46. 
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ketakwaan. Jadi, ukhuwah menjadi penting dalam menciptakan organisasi yang solid 

dalam mencapai tujuannya khususnya terkait kemaslahatan umat Islam.54 

Artikel ilmiah yang berjudul Konsep Ukhuwah dan Toleransi Menurut al-

Qur’an oleh Ahmad Zaini dalam jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir 

Vol. 10 No. 2 Tahun 2016. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan 

manusia dengan beragam Bahasa dan warna kulit. Ini menandakan bila manusia 

memiliki karakter dan sifat yang berbeda pula, sehingga akan berdampak dalam 

kehidupan bermasyarakat. Perbedaan ini merupakan sunnatullah. Namun yang 

penting dari perbedaan tersebut ialah mengelolahnya dengan sebaik-baiknya sehingga 

terjalin ukhuwah atau persaudaraan yang harmonis dan saling menghargai. Penulis 

berkesimpulan bahwa lafaz ukhuwah dalam al-Qur’an terkadang digunakan untuk 

saudara kandung. Dilain waktu ukhuwah diartikan sebagai saudara yang dijalin oleh 

ikatan keluarga, saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama, saudara 

masyarakat walaupun berselisih paham, dan saudara seagama. Dalam arti luas 

ukhuwah dimaknai sebagai saudara sekemanusiaan dan saudara semakhluk atau 

seketundukan kepada Allah. Titik temu antara ukhuwah dan toleransi adalah masing-

masing pihak sepakat terhadap hal-hal yang memang disepakati dan saling toleransi 

terhadap masalah-masalah yang tidak ada kesepakatan di dalamnya. Antara ukhuwah 

dan toleransi merupakan perbuatan yang tidak mudah untuk diimplementasikan. 

Komitmen dari semua individu mapun kelompok masyarakat diperlukan untuk 

mengawal pelaksanaannya.55 

 

54Cecep Sudirman Anshori, “Ukhuwah Islamiyah sebagai Fondasi Terwujudnya Organisasi 

yang Mandiri dan Profesional”, h. 117 dan 124 -125. 

55Ahmad Zaini, “Konsep Ukhuwah dan Toleransi Menurut al-Qur’an”, Hermeneutik: Jurnal 
Ilmu Al Qur’an dan Tafsir 10, no. 2 (2016): h. 268-269. 
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Artikel ilmiah yang berjudul Implementasi Nilai Sosial Ukhuwah Islamiah di 

Pondok Pesantren oleh Iqbal Arpannudin dalam jurnal Humanika Vol. 16 No. 1 

September 2016. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pondok pesantren sebagai 

lembaga pendidikan dapat dijadikan sebagai sebuah model pengembangan konsep-

konsep civics dalam rangka memenuhi life skill warga negara. Sebagian besar aktifitas 

di pondok pesantren adalah membangun kehidupan santri untuk menjadi insan kamil 

yang mempunyai ketangguhan iman dan kemampuan beramal soleh yang membentuk 

nilai-nilai perilaku (behavioural values). Pengembangan nilai-nilai perilaku dalam 

pembentukan individu insan kamil sejalan dengan pengembangan struktur nilai dasar 

spiritual sebagai pengakuan terhadap martabat manusia (human dignity) yang 

memunculkan nilai tanggung jawab sosial sebagai bagian dari nilai sosial. Di dalam 

komunitas pesantren tanggung jawab sosial didasari oleh nilai spiritual yang 

terkandung dalam konsep ukhuwah islamiah. Penulis lebih lanjut menjelaskan bahwa 

ukhuwah Islamiyah terbentuk di pesantren dari komponen individu santri bersama 

para ustadz dan ustadzah yang berada dalam satu kesatuan. Untuk memantapkan 

ukhuwah Islamiyah dibutuhkan bukan sekedar penjelasan segi-segi persamaan 

pandangan agama, atau sekedar toleransi tentang perbedaan pandangan, melainkan 

yang utama ialah langkah-langkah bersama yang dilaksanakan sehingga seluruh umat 

merasakan nikmatnya makna dari ukhuwah Islamiyah dalam pembelajaran nilai 

sosial.56 

Artikel ilmiah yang berjudul al-Ukhuwah al-Ijtima’iyah wa al-Insaniyah oleh 

Hamidah dalam jurnal Intizar Vol. 21 No. 2 Tahun 2015. Dalam artikel ini dijelaskan 

 

56Iqbal Arpannudin, “Implementasi Nilai Sosial Ukhuwah Islamiyah di Pondok Pesantren”, 

Humanika 16, no. 1 (September 2016): h. 1 dan 11-12. 
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bahwa paradigma kebebasan dan toleransi beragama dalam Islam mengandung ajaran 

tentang persamaan manusia. Penulis berkesimpulan bahwa di atas persamaan ini dapat 

dibentuk persaudaraan dan persahabatan antar pemeluk agama dalam kehidupan sosial 

berdasarkan kemanusiaan demi terwujudnya ketertiban sosial bersama. Dari sisi 

kemanusiaan lslam tidak mengenal eksklusivisme, dan dari sisi akidah Islam juga 

tidak mengenal intoleransi. Dengan demikian, tercetuslah ide tentang al-ukhuwah al-

ijtima’iyah wa al-insaniyah. Hal ini sebagai bentuk perluasan penafsiran ajaran agama 

secara aktual dan empiris dengan merelevansikannya terhadap aspek-aspek realitas 

sosial, ekonomi, politik dan budaya sebagai upaya sosialisasi dan inkulturasi nilai-

nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, khususnya dalam 

pembangunan. Keluasan wawasan penganut agama akan ajaran agamanya 

menumbuhkan sikap dan pandangan yang terbuka dan inklusif terhadap masalah-

masalah sosial dan kemanusiaan.57 

Buku yang berjudul Aplikasi Konsep Ukhuwah Qur’ani dalam Kehidupan 

Politik karya Halimah B. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ukhuwah Islamiyah 

menjadi salah satu dasar membangun masyarakat Islam yang diletakkan Nabi ketika 

hijrah ke Madinah, yakni dengan mempersaudarakan golongan Muhajirin dengan 

Anshar, begitu pula antara Aus dan Khazraj yang merupakan dua suku asli Madinah. 

Sementara pada masa khulafa>’ al-ra>syidi>n, khususnya setelah masa Usman dan 

memasuki masa Ali konsep ukhuwah mulai goyah, apalagi dihadapkan dengan 

persaingan politik pada masa itu. Hingga dewasa ini, konsep ukhuwah Qur’ani sulit 

terwujud karena kurang mendapat perhatian, sehingga perbedaan pendapat yang 

 

57Hamidah, “al-Ukhuwah al-Ijtima’iyah wa al-Insaniyah: Kajian terhadap Pluralisme Agama 

dan Kerjasama Kemanusiaan”, h. 338. 
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mengarah pada munculnya berbagai golongan semakin menguat. Jurang pemisah 

antara sesama muslin memberi peluang munculnya perpecahan umat. Penulis 

kemudian berkesimpulan pertama, hakikat ukhuwah adalah perwujudan dari 

pergaulan hidup yang diikat oleh rasa kebersamaan yang selalu terpatri lahir dan batin, 

akhirnya terjalin hubungan persahabatan yang akrab karena merasa bersaudara 

layaknya hubungan keluarga; Kedua, salah satu faktor terwujudnya ukhuwah adalah 

berpegang teguh kepada al-Qur’an dan sunnah, serta menjauhi sikap yang dapat 

memicu terjadinya permusuhan dan perselisihan sehingga membawa kepada 

perceraian. Padahal persatuan dan kesatuanlah yang penting dipertahankan; Ketiga, 

ajaran al-Qur’an tentang ukhuwah akan mengungkapkan bahwa ukhuwah fi> al-di>n 

(persaudaraan seagama atau seiman) lebih kuat daripada persaudaraan yang lain. 

Misalnya persaudaraan karena senasab bisa putus sebab perbedaan agama, termasuk 

hak mewarisi. Sedangkan persaudaraan segama tidak akan putus karena perbedaan 

keturunan; Keempat, aplikasi ukhuwah qur’ani dalam kehidupan politik tergambar 

pada perilaku para sahabat dalam pemilihan kepala negara (khalifah).58 

Buku yang berjudul Lentera Ukhuwah karya Miftah Faridl. Dalam buku ini 

penulis menjelaskan bahwa ukhuwah dalam Islam memiliki makna yang tidak 

sederhana. Ia bisa dimaknai persaudaraan atau saudara, teman akrab atau sahabat, 

persamaan dan keserasian. Terkait ukhuwah dalam arti persamaan pada suatu 

masyarakat mempunyai peran penting karena masyarakat tidak dapat 

mempertahankan dirinya sebagi sebuah kesatuan apabila anggotanya tidak 

mempunyai nilai-nilai yang sama. Ini berarti suatu masyarakat membutuhkan 

ukhuwah sebagai integrasi yang dilandasi nilai kebersamaan. Integrasi merupakan 

 

58Halimah B., Aplikasi Konsep Ukhuwah Qur’ani dalam Kehidupan Politik, h. 195-196. 
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prasyarat bagi perkembangan pribadi yang sehat, sedangkan sebaliknya disintegrasi 

menjadi sumber dari penyakit sosial. Antara iman dan ukhuwah terjalin relasi 

simbiosis mutualisme, ada ukhuwah karena ada iman. Keimanan bisa dikatakan 

sebagai turunan dari konsep tauhid kepada Allah yang merupakan landasan keyakinan 

untuk melahirkan sikap-sikap seperti ikhlas, rida, sabar, syukur, tawakkal, cinta, dan 

sebagainya, sementara ukhuwah berkaitan dengan tauhid umat. Ikatan dua hal 

tersebut pada gilirannya membentuk individu yang utuh sebagai dasar terbentuknya 

bangunan kebersamaan. Dalam hal ini ukhuwah tidak hanya perekat antar manusia 

dalam ikatan sosial, tetapi bagian dari ekspresi iman. Dengan menggandengkan antara 

ukhuwah dengan iman, hubungan sosial menemukan keutuhan maknanya yakni 

penyelesaian masalah sosial dalam perdamaian hakiki. Awal dalam membentuk ikatan 

ukhuwah yaitu dengan cara mengasihi orang lain. Mengasihi dengan merelasikan diri 

dengan orang lain berarti menganggap yang lain setara. Khusus tentang ukhuwah 

Islamiyah, tidak lahir dengan sendirinya atas dasar kehendak atau tuntutan apapun. 

Ukhuwah Islamiyah merupakan wujud yang lahir dari proses kreatif yang diusahakan. 

Dalam perpesktif strukturalisme, ukhuwah Islamiyah merupakan sistem sosial yang 

terbangun dari sejumlah unsur yang saling berkaitan secara fungsional.59 

Setelah menelaah beberapa literatur di atas, terdapat perbedaan dengan 

penelitian ini. Literatur di atas secara umum membahas ukhuwah terbatas pada kajian 

teoritis yang bersumber kepustakaan (library research). Sedangkan penelitian ini 

mengkaji ayat-ayat ukhuwah di lapangan (field research) dalam hal ini menurut 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar. Adapun salah satu tesis di atas yang 

juga mengkaji ukhuwah di lapangan dari segi metodologi menggunakan pendekatan 

 

59Miftah Faridl, Lentera Ukhuwah, h. 21-25 dan 42-51.  
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pedagogis, sementara penelitian ini mengkaji ukhuwah dengan perspektif ilmu tafsir. 

Penelitian ini akan membahas makna ukhuwah yang riil dipahami dan dialami (living 

Qur’an) berdasarkan MUI Kota Makassar. Jadi, penelitian tentang implementasi ayat-

ayat ukhuwah dalam al-Qur’an menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 

Makassar belum ada yang mengkaji sehingga penelitian ini dapat dikatakan baru. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsepsi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an dan 

implemetasinya menurut Majelis Ulama Indonesia. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi 

ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Kota Makassar. 

3. Untuk mengetahui fungsi dan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 

Makassar terhadap implementasi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an. 

Sedangkan kegunaan yang terdapat dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Secara ilmiah atau akademik, penelitian ini berkontribusi dalam 

mengembangkan khazanah keilmuan Islam, khususnya pada perkembangan 

kajian al-Qur’an dan ilmu tafsir yang berorientasi lapangan (field research). 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan refrensi dalam melihat 

pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga atau ormas utama 

dalam membina umat Islam Indonesia tentang ukhuwah atau persaudaraan 

yang menjadi unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tafsir al-Qur’an 

1. Pengertian Tafsir al-Qur’an 

Kata “tafsir” secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu tafsi>r (تفسير) 
yang jika dilihat dari bentuknya merupakan masdar (verbal noun) dari kata fassara-

yufassiru ( ريفسّّ  -فسّر ). Kata yang terdiri dari huruf fa-sin-ra ( ر-سّ-ف ) bermakna 

menjelaskan sesuatu sehingga menjadi terang.1 Ibnu Manz}u>r menjelaskan lebih lanjut 

terkait kata tafsi>r/al-fasr (الفسر) bahwa kata ini mempunyai arti menyingkap sesuatu 

yang tertutup yaitu berupa lafaz-lafaz yang musykil.2 Al-Jurja>ni> menyebutkan bahwa 

asal kata tafsir bermakna menyingkap dan menampakkan.3 Menurut M. Quraish 

Shihab bahwa patron kata tafsir yang terambil dari kata fassara bermakna 

kesungguhan membuka secara berulang-ulang, sehingga berarti kesungguhan dalam 

berulang-ulangnya upaya untuk membuka apa yang tertutup/menjelaskan apa yang 

musykil dan sulit dari makna sesuatu, antara lain kosakata.4 Jadi, kandungan dari kata 

tafsir meliputi penjelasan (البيان), keterangan (ّالإيضاح), penyingkapan atau 

pengungkapan (الكشف), dan penampakan (الإظهار), dalam hal ini yaitu sesuatu yang 

tertutup, musykil, atau sesautu yang masih samar, salah satunya berupa kosakata. Jika 

 

1Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariyya>, Mu‘jam Maqayi>s al-Lugah, Juz 4 (Beiru>t: Da>r 

al-Fikr, t.th), h. 504.  

2Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Muh}ammad ibn Mukrim ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 5 (Cet. 

III; Beirut: Da>r S{a>dr, t.th), h. 55. 

3‘Ali> ibn Muh}ammad al-Jurja>ni>, Mu‘ja al-Ta‘ri>fa>t (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 

1983), h. 63. 

4M. Quraish Shihab, Kaidah-kaidah Tafsir: Syarat dan Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda 
Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an (Cet.II; Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 9-10. 
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dikaitkan dengan al-Qur’an maka yang dimaksud adalah lafaz-lafaz dari ayat-ayat 

Allah dalam al-Qur’an. 

Sementara pengertian tafsir secara terminologi, ulama memberikan berbagai 

pendapat yang berbeda-beda. 

Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i> menjelaskan bahwa sebagian ulama berkata tafsir adalah 

ilmu tentang turunnya ayat dan segala sesuatu tentangnya, kisah-kisahnya, sebab-

sebab turunnya, urutan makiyah dan madaniyahnya, muh}kam dan mutasya>bih, na>sikh 

dan mansu>kh-nya, umum dan khusus, mut}laq dan muqayyad-nya, mujmal dan 

mufassar-nya, halal dan haramnya, janji dan ancamannya, perintah dan larangannya, 

pelajarannya, serta perumpamaan-perumpamaannya. Lebih lanjut beliau mengutip 

beberapa ulama lain seperti Abu> H{ayya>n bahwa tafsir adalah ilmu yang mengkaji 

tentang cara pengucapan lafaz-lafaz al-Qur’an, petunjuk-petunjuknya, hukum-

hukumnya, baik sebagai kata-kata tunggal atau dalam frasa dan makna-makna yang 

mungkin dikandungnya di dalam kalimat dan kesempurnaan semua itu. Kemudian 

menurut al-As}baha>ni>, tafsir menurut istilah para ulama yaitu menyingkap makna-

makna al-Qur’an dan menjelaskan maksudnya. Abu> T{a>lib al-Taglibi> secara sederhana 

menyebutkan bahwa tafsir adalah menjelaskan posisi atau kondisi suatu lafaz, baik 

hakikat maupun majaz.5 

Al-Syirba>s}i> menjelaskan bahwa sebagian ulama berpendapat tentang 

pengertian tafsir secara istilah yaitu ilmu turunnya ayat-ayat dengan segala 

urusannya, kisah-kisahnya, sebab-sebab turunnya, tertib makiyah dan madaniyahnya, 

muh}kam dan mutasya>bih}-nya, na>sikh dan mansu>kh-nya, kekhususan dan 

 

5Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Cet. I; Beiru>t: Muassah al-Risa>lah al-

Na>syiru>n, 2008), h. 758-760. 



38 
 

keumumannya, mut}laq dan muqayyad-nya, mujmal dan mufas}s}al-nya, halal dan 

haramnya, janji dan ancamannya, perintah dan larangannya, ibrah, serta 

perumpamaan-perumpamaannya.6 

Al-Jurja>ni> menjelaskan bahwa tafsir dalam pengertian syara’ yaitu 

menerangkan makna ayat dengan segala persoalannya, kisah-kisahnya, sebab 

turunnya, dengan lafaz yang menunjukkan petunjuk secara jelas.7 Hampir sama 

dengan pengertian ini, menurut al-Kilbi> tafsir adalah mengulas al-Qur’an dan 

menjelaskan maknanya dengan mengutarakan apa yang dikehendaki dari nasnya, 

isyarat-isyaratnya, dan rahasia-rahasianya.8 

Menurut Syekh al-Jazairi> sebagaimana yang dikutip oleh Rosihan Anwar 

bahwa tafsir pada hakikatnya menjelaskan lafaz yang sulit dipahami oleh pendengar 

dengan mengutarakan sinonimnya atau yang mendekatinya dan mengemukakan salah 

satu petunjuknya dari berbagai petunjuk yang dimuatnya.9  

Menurut al-Zarkasyi, tafsir adalah ilmu yang memberikan pengetahuan 

tentang pemahaman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, 

dan penjelasan tentang makna-maknanya serta pengambilan hukum dan hikmahnya.10 

Menurut al-Z|ahabi>, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang maksud Allah 

yang meliputi penjelasannya dan pemahaman maknanya sesuai dengan kapasitas 

 

6Ah}mad al-Syiba>s}i>, Qis}s}ah al-Tafsi>r (Kairo: Da>r al-Qalam, 1962), h. 6-7. 

7‘Ali> ibn Muh}ammad al-Jurja>ni>, Mu‘ja al-Ta‘ri>fa>t, h. 63 

8Abu al-Qa>sim Muh}ammad ibn Ah}mad al-Kilbi>, al-Tashi>l li ‘Ulu>m al-Tanzi>l, Juz 1 (Cet. I; 

Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), h. 9-10. 

9Rosihon Anwar, Ulum al-Qur’an (Cet. V; Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 210. 

10Badr al-Di>n Muh}ammad ibn ‘Abdullah al-Zarkasyi>, al-Burha>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Kairo: 

Da>r al-H{adi>s\, 2006), h. 22. 
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kemampuan manusia.11 Senada dengan ini, Menurut al-Zarqa>ni> bahwa tafsir adalah 

ilmu yang di dalamnya membahas tentang al-Qur’an dari segi petunjuknya atas 

maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia.12 Terkait dengan kemampuan 

manusia, hal ini karena tafsir menurut Rosihan Anwar adalah suatu hasil tanggapan, 

penalaran, dan ijtihad manusia untuk menyingkap nilai-nilai samawi yang terdapat di 

dalam al-Qur’an.13 Menurut M. Quraish Shihab, tidak dapat dihindari adanya 

peringkat-peringkat hasil karya penafsiran, baik dari segi kedalaman uraian atau 

kedangkalannya, keluasan atau kesempitannya, maupun corak penafsiran seperti 

corak hukum, filosofis, kebahasaan, sains, dan sebagainya. Masing-masing menimba 

dari al-Qur’an dan mempersembahkan apa yang ditimbanya. Walau berbeda-beda, 

tetapi tidak tertutup kemungkinan semuanya benar. Hal ini karena tafsir merupakan 

hasil dari upaya manusia sesuai dengan kemampuan dan kecenderungannya.14 

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan para ulama di atas, terdapat 

empat konsep yang melingkupi pengertian tafsir menurut istilah antara lain: 1) tafsir 

sebagai ilmu merupakan kegiatan ilmiah; 2) tafsir berisi teori atau pengetahuan-

pengetahuan terkait al-Qur’an; 3) tafsir berupaya menjelaskan lafaz atau isi al-Qur’an 

sesuai dengan kemampuan manusia; 4) tafsir bertujuan memahami kandungan al-

Qur’an. Konsep-konsep ini meskipun berbeda, tetapi semuanya saling terkait secara 

fungsional sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 

 

11Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Juz 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 

t.th), h. 14. 

12‘Abd al-‘Az}i>m al-Zarqa>ni>, Mana>hil al-‘Irfa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Juz 2 (Cet. III; t.t: ‘I<sa> al-

Ba>bi> al-H{alabi>, t.th), h. 3. 

13Rosihon Anwar, Ulum al-Qur’an, h. 211. 

14M. Quraish Shihab, Kaidah-kaidah Tafsir: Syarat dan Ketentuan, dan Aturan yang Patut 
Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an, h. 9-10. 
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Jadi, tafsir adalah kegiatan ilmiah yang berupaya menjelaskan lafaz atau isi al-

Qur’an sesuai kemampuan dengan menggunakan serangkaian teori atau pengetahuan 

sehingga dapat memahami kandungan al-Qur’an. 

2. Macam-Macam Tafsir al-Qur’an 

Dalam perkembangan penafsiran al-Qur’an, secara umum dikenal dua bentuk 

tafsir berdasarkan sumbernya yaitu tafsi>r bi al-ma’s \u>r dan tafsi>r bi al-ra’y. Tetapi ada 

yang mengklasifikasikan menjadi tiga bentuk dengan menambahkan tafsi>r bi al-isya>ri>. 

Ketiga bentuk klasifikasi tafsir ini masing-masing memiliki karakteristik sendiri di 

dalam penggunaannya. Namun tidak ada yang murni meskipun telah diklasifikasikan 

ke dalam bentuk tafsir tertentu. Artinya setiap bentuk tafsir masih memiliki unsur 

bentuk tafsir yang lain. Misalnya suatu tafsir diklasifikasikan ke dalam tafsi>r bi al-

ma’s\u>r, tapi di dalamnya juga memuat unsur tafsi>r bi al-ra’y, begitu pula sebaliknya. 

Dalam hal ini, aspek dominan yang digunakan dalam suatu tafsir menentukan bentuk 

klasifikasinya. 

a. Tafsi>r bi al-Ma’s \u>r 

Tafsi>r bi al-ma’s\u>r atau tafsi>r bi al-riwa>yah adalah penafsiran yang berpegang 

pada penjelasan dan perincian yang terdapat dalam al-Qur’an itu sendiri, riwayat dari 

Nabi, sahabat, dan tabi’in.15 penafsiran al-Qur’an dengan al-Qur’an dimaksudkan 

bahwa suatu ayat al-Qur’an dijelaskan oleh ayat lain. Dalam hal ini suatu ayat yang 

masih mujmal (global), perinciannya dapat ditemukan pada ayat lain. Dasar 

penggunaan cara ini yaitu penegasan bahwa al-Qur’an berfungsi sebagai penjelas 

terhadap dirinya sendiri sebagaimana dalam QS al-Nah}l/16: 44 dan QS al-

 

15Muh}ammad Naqrasyi al-Sayyid ‘Ali>, Mana>hijal-Mufassiri>n min al-‘As}r al-Awwal ila> al-‘As}r 
al-Hadi>s} (t.tp: Maktabah al-Nahd}ah, 1986), h. 69  
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Qiya>mah/75: 17-19. Di sini dipahami juga bahwa ayat-ayat dalam al-Qur’an 

mempunyai hubungan yang saling menjelaskan satu sama lain, sebab al-Qur’an 

merupakan sebuah sistem. Hal ini sesuai dengan logika percakapan di mana orang 

yang berbicara atau bercakap lebih memahami apa yang ia ucapkan. Sementara dasar 

historis penggunaan tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an dapat dilihat dalam riwayat 

ketika Nabi menafsirkan QS al-An‘a>m/6: 82 dengan QS Luqma>n/31: 13. 

مْنُّوَهُمّْمُهْتَدُونَّ)
َ
أ
ْ
هُمُّال

َ
ئِكَّل

َ
ول

ُ
مٍّأ

ْ
بِسُواّإِيمَانَهُمّْبِظُل

ْ
مّْيَل

َ
ذِينَّآمَنُواّوَل

َّ
ّّ(82ال

Terjemahnya: 

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan 
kezaliman (syirik), merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan 
petunjuk.16 

مٌّعَظِيمٌّ)
ْ
ظُل

َ
رْكَّل ّالشِّ ّإِنَّ ِ اّتُشْرِكّْبِاللََّّ

َ
ّل قْمَانُّلِابْنِهِّوَهُوَّيَعِظُهُّيَابُنَيَّ

ُ
ّل

َ
ّّ(13وَإِذّْقَال

Terjemahnya: 

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menashatinya: 
"Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! sesungguhnya 
mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar".17 

Kata ٍّم
ْ
رْكَّ ditafsirkan oleh Nabi dengan kata بِظُل  Jadi, kezaliman yang .الشِّ

dimaksud adalaah perbuatan syirik. Antara zalim dan syirik ada hubungan kelaziman. 

Syirik dikatakan sebagai kezaliman yang besar karena mencari pertolongan selain 

Allah, padahal hanya Allah satu-satunya Tuhan yang maha perkasa dibandingkan 

dengan selainnya. Hal ini kemudian merugikan pelaku syirik dengan jauh dari 

pertolongan Allah. Oleh karena itu, pelaku syirik menganiaya diri mereka mereka 

karena menjauh dari Tuhan yang menciptakannya. 

 

16Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf 

al-Qur’an, 2019), h. 187. 

17Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 593. 
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Begitu pula tafsi>r bi al-ma’s\u>r menggunakan hadis atau sunnah Nabi dalam 

menjelaskan al-Qur’an. Hal ini sesuai fungsi hadis atau sunnah sebagai mubayyin 

(pemberi keterangan) terhadap al-Qur’an sebagaimana dalam QS al-Nah}l/16:44 yang 

mencakup penegasan, rincian, perluasan dan penyempitan makna, kualifikasi makna, 

penerapan, dan pemberian contoh. Pada sisi lain sifat tafsir Rasulullah dalam hal ini 

hadisnya dilihat dari motif yang mendorong adanya tafsir, yakni pengerahan, 

peragaan, dan pembetulan.18 Terdapat juga riwayat yang menyebutkan bahwa Aisyah 

pernah ditanya tentang akhlak Nabi yang kemudian dijawab oleh beliau bahwa akhlak 

Nabi yaitu al-Qur’an. Di sini dipahami bahwa Nabi telah mengamalkan seluruh isi al-

Qur’an. 

Misalnya ungkapan صلوةالوسطى dalam QS al-Baqarah/2: 238 ditafsirkan 

dengan shalat ashar sebagaiamana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. 

ّقَانِتِينَّ) ِ وُسْطَىّوَقُومُواّللََِّّ
ْ
اةِّال

َ
ل وَاتِّوَالصَّ

َ
ل ىّالصَّ

َ
ّّ(238حَافِظُواّعَل

Terjemahnya: 

Peliharalah semua shalat (fardu) dan shalat wust}a>. Berdirilah karena Allah 
(dalam shalat) dengan khusyuk.19 

بُوّمُعَاوِيَةَّ
َ
ثنََاّأ وا:ّحَدَّ

ُ
رَيْبٍ،ّقَال

ُ
كّ بُو

َ
بِيّشَيْبَةَ،ّوَزُهَيْرُّبْنُّحَرْبٍ،ّوَأ

َ
رِّبْنُّأ

ْ
بُوّبَك

َ
ثَنَاّأ ،ّّوَحَدَّ

ّالِلَّّ
ُ

ّرَسُول
َ

:ّقَال
َ

،ّقَال عْمَشِ،ّعَنّْمُسْلِمِّبْنِّصُبَيْحٍ،ّعَنّْشُتَيْرِّبْنِّشَكَلٍ،ّعَنّْعَلِيٍّ
َ
أ
ْ
عَنِّال

ىّالُلَّّّ
َّ
ّصَل

َ
أ
َ

عَصْرِ،ّمَل
ْ
ال اةِّ

َ
وُسْطَى،ّصَل

ْ
ال اةِّ

َ
ل ونَاّعَنِّالصَّ

ُ
حْزَابِ:ّ»شَغَل

َ
أ
ْ
ال يَوْمَّ مَّ

َّ
يْهِّوَسَل

َ
عَل

 20)رواهّمسلم(الُلَّّبُيُوتَهُمّْوَقُبُورَهُمّْنَارًا«
 

 

18Abd. Muin Salim, Beberapa Aspek Metodologi Tafsir al-Qur’an (Ujung Pandang: LSKI, 

1991), h. 60-61. 

19Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 52. 

20Muslim ibn H{ajja>j al-Naisabu>ri>, S{ah}i>h} al-Muslim, Juz 1 (Beiru>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 

t.th), h. 437. 
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu> Bakr Ibn Abu> Syaibah, Zuhair ibn H{arb, 
dan Abu> Kuraib, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu> 
Mu’a>wiyah dari al-A’masy, dari Muslim Ibn S{ubaih, dari Syutair Ibn Sakal, dari 
‘Ali> berkata: Rasulullah bersabda pada hari perang Ah}za>b: mereka telah 
menyebabkan kita lalai dari shalat pertengahan (وسطى), yaitu shalat ashar. 
Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan mereka dengan api. 
(HR. Muslim). 

Selain Nabi, penafsiran sahabat masuk dalam kategori tafsi>r bi al-ma’s \u>r. 

Sahabat adalah generasi pertama yang menerima pembelajaran al-Qur’an secara 

langsung dari Nabi saw. Sebagai orang Arab, mereka dapat memahami ayat-ayat al-

Qur’an dengan baik. Apabila ada di antara ayat atau lafal yang tidak dipahami, mereka 

dapat langsung menanyakannya kepada Nabi saw. Hal itu tentu saja saja di kala Nabi 

saw. masih hidup. Setelah Nabi saw. wafat, para sahabat dalam menafsirkan suatu 

ayat merujuk kepada ayat-ayat lain yang ada kaitan dan kesamaannya dengan ayat 

yang sedang ditafsirkan. Jika tidak ditemukan, mereka merujuk kepada hadis. Jika hal 

itu tidak ditemukan juga, barulah mereka berijtihad memahaminya. Hasil ijtihad 

inilah yang juga dapat dijadikan sumber dalam menafsirkan al-Qur’an oleh para tabi’in 

dan umat Islam setelah mereka.21  

Misalnya, pemahaman sahabat Nabi, Sayyidina Umar atau Ibn Abbas ra. 

tentang makna surah al-Nas}r, bahwa surah itu adalah isyarat tentang telah 

mendekatnya ajal Nabi saw.22 Terdapat empat hal yang selalu dijadikan oleh para 

sahabat sebagai rujukan dalam ijtihad mereka dalam menafsirkan al-Qur’an. Yaitu: 

1) Pengetahuan tentang bahasa Arab 

2) Pengetahuan mengenai adat kebiasaan orang Arab 

 

21Kadar M. Yusuf, Studi Ilmu Al-Qur’an (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2012), h. 132.  

22M. Quraish Shihab, Kaidah-kaidah Tafsir: Syarat dan Ketentuan, dan Aturan yang Patut 
Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an, h. 351.  



44 
 

3) Pengetahuan tentang keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab 

sewaktu turunnya al-Qur’an 

4) Kemampuan pemahaman mereka yang cukup luas. 

Empat hal ini cukup membantu mereka dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an. 

Hasil ijtihad para sahabat itu memperlihatkan perbedaan-perbedaan. Para mufassir 

boleh menjadikan hasil ijtihad mereka ini sebagai sumber dan berpegang kepadanya 

sesuai dengan yang diyakini oleh mufassir itu sendiri.  

Di antara tokoh tafsir di kalangan sahabat ini adalah Abu> Bakar al-S{iddiq, 

‘Umar al-Faruq, ‘Us \ma>n ibn ‘Affa>n, ‘Ali> ibn Abi T{a>lib, ‘Abdullah ibn Mas’u>d, 

‘Abdullah ibn ‘Abbas, ‘Ubay ibn Ka’a>b, Zaid ibn S|a>bit, Abu> Musa al-Asy’ari>, 

Abdullah ibn Zubair.23 

Ulama sepakat bahwa penafsiran dengan menggunakan al-Qur’an dengan al-

Qur’an, hadis Nabi, dan sahabat masuk dalam kategori tafsi>r bi al-ma’s\u>r. Namun, 

para ulama berbeda pendapat untuk memasukkan penafsiran tabi’in dalam tafsi>r bi al-

ma’s\u>r. Al-Zarqani misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Nashruddin Baidan 

membatasi tafsi>r bi al-ma’s \u>r pada penafsiran al-Qur’an dengan al-Qur’an, hadis Nabi, 

dan ijtihad sahabat. Tidak dimasukkannya penafsiran tabi’in karena dianggap terlalu 

banyak mengambil israiliyya>t.24 Tentang kelemahan tafsir tabi’in menurut Abu> 

Hani>fah sebagaimana yang dikutip oleh Said Agil Husin Al Munawar bahwa segala 

sesuatu yang berasal dari Rasulullah dijunjung tinggi, dan segala sesuatu yang datang 

dari sahabat kita pilih. Sedangkan yang datang dari tabi’in, maka mereka laki-laki dan 

 

23Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an/Tafsir 
(Cet. V; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 2013), h. 182.  

24Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’an: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang 
Beredaksi Mirip (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002), h. 42.  
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kita pun laki-laki.25 Hal ini menjadi masalah karena penafsiran tabi’in banyak 

dimasukkan ke dalam tafsir-tafsir muktabar sehingga berdampak pada penafsiran al-

Qur’an yang kemudian diamalkan umat Islam. 

Sementara perkataan yang diriwayatkan oleh tabi’in ada yang 

menggolongkannya tafsi>r bi al-ma’s}u>r  dengan alasan bahwa tabi’in meriwayatkan 

dari sahabat, menimba ilmu dari mereka, dan mereka juga termasuk golongan salaf 

yang baik perkataannya dan penafsiran mereka banyak menghiasi kitab-kitab tafsir 

yang dijumpai saat ini. Di samping itu, mereka juga berijtihad dalam memahami suatu 

ayat, terutama jika tidak mereka temukan penjelasan para sahabat mengenai makna 

suatu ayat. Di antara tokoh tafsir dari kalangan tabi’in adalah Ikrimah, Muja>hid, dan 

Qatadah. 

Jadi, tafsi>r bi al-ma’s \u>r merupakan tafsir yang berdasarkan pada kutipan-

kutipan yang sah}ih dari al-Qur’an, Nabi, sahabat, dan tabi’in. Adapun kedudukannya 

menempati posisi yang utama karena dasarnya dari sumber-sumber yang kuat. Di 

antara kitab-kitab yang terkenal dalam klasifikasi ini misalnya Ja>mi’ al-Baya>n fi> 

Ta’wi>l al-Qur’a>n karya Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m 

karya Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l ibn ‘Umar ibn Kas \i>r, dan al-Durr al-Mans\u>r fi Tafsi>r bi al-

Ma’s \u>r karya Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>. 

b. Tafsi>r bi al-Ra’y 

Kata al-ra’y secara etimoogi mempunyai arti pendapat, pandangan, gagasan, 

opini, usul, atau nasehat. Adapun pengertian secara terminologi dari tafsi>r bi al-ra’y 

atau tafsi>r bi al-dira>yah atau , ulama memberikan defenisi sebagai berikut: 

 

25Said Agil Husin Al Munawar, al-Qur’an: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki (Cet. III; 

Jakarta: Ciputat Press, 2004), h. 79.  
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Pertama, menurut al-S{a>bu>ni> bahwa tafsi>r bi al-ra’y adalah tafsir yang 

menggunakan akal dalam hal ini ijtihad. Namun bukan penggunaan akal secara murni 

apalagi jika diikuti hawa nafsu. Ijtihad yang dimaksud yakni dibangun berdasarkan 

prinsip-prinsip yang sahih dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku umum bagi 

seseorang yang akan menafsirkan al-Qur’an. Di antara prinsip atau kaidah yang 

digunakan ialah penguasaan uslub bahasa Arab seperti nahwu saraf dan balagah, ushul 

fiqhi, asba>b al-nuzu>l, dan lain sebagainya.26 

Kedua, menurut Muh}ammad Sayyid al-T{ant}awi> bahwa tafsi>r bi al-ray adalah 

tafsir yang berpegang pada ijtihad atau bersumber dari pendapat ulama salaf. Adapun 

orang yang diperbolehkan menafsirkan al-Qur’an menggunaka nalar yakni mereka 

yang mampu menguasai ilmu hadis, bahasa Arab (nahwu saraf dan balagah), fiqih dan 

ushul fiqhi, tauhid, dan ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan oleh seorang mufassir.27 

Ketiga, menurut Ibrahim Mazhkur sebagaimana yang dikutip oleh Mardan 

bahwa tafsi>r bi al-ra’y adalah tafsir al-Qur’an yang berdasarkan ijtihad mufassir yang 

didukung oleh kemampuan mereka berbahasa Arab dalam berbagai aspeknya, 

lafalnya, dalilnya, syair-syair jahiliyahnya, na>sikh mansu>kh, dan lain sebagainya.28 

Dari ketiga defenisi di atas yang perlu diperhatikan bahwa penggunaan akal 

dalam bentuk tafsir ini dibangun atas berbagai macam ilmu yang diperlukan dalam 

menafsirkan al-Qur’an, khusus penggunaan dan penguasaaan seluk beluk bahasa Arab. 

Adapun kitab tafsir yang terkenal dengan klasifikasi ini di antaranya al-Kasysya>f 

 

26Muh}ammad ‘Ali> al-S{a>bu>ni>, al-Tibya>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Cet. III; Teheran: Da>r Ih}sa>n li al-

Nasyari wa al-Tauzi>’, 2003), h. 155. 

27Muh}ammd Sayyid T{ant}awi>, Mabah}is\ fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, terj. Ahmad Saifudin, Ulumul 
Qur’an: Teori dan Metodologi (Cet. I; Jogjakarta: IRCiSoD, 2013), h. 143-144. 

28Mardan, al-Qur’an: Sebuah Pengantar (Jakarta: Mazhab Ciputat, 2010), h. 250. 



47 
 

karya Abu> al-Qa>sim Mah}mu>d ibn ‘Amr al-Zamakhsyari>, Mafa>ti>h} al-Gaib karya Abu 

‘Abdullah Muh}ammad ibn ‘Umar al-Ra>zi>, dan Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l 

karya Na>s} al-Di>n Abu> Sa’i>d ‘Abdullah ibn ‘Umar al-Baid}a>wi>. Dalam konteks modern 

kontemporer ada Tafsi>r al-Mana>r karya Muh}ammad Rasyi>d Rida>, Tafsi>r al-Mara>gi> 

karya Ah}mad ibn Mus}t}afa> al-Mara>gi>. 

c. Tafsi>r bi al-Isya>ri> 

Tafsi>r bi al-isya>ri> adalah penafsiran al-Qur’an yang berbeda dengan makna 

zahirnya. Sesuai dengan namanya isya>ri> atau isyarat, penggunaan tafsir ini hanya 

dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mendapat isyarat khusus yang 

diberikan oleh Allah, seperti para sufi atau seseorang yang menempuh jalan suluk 

sehingga mendapat cahaya dan makrifah Allah.29 Menurut Amroeni Drajat bahwa 

kemampuan ini tidak dimiliki oleh sembarang orang atau hanya dimiliki orang-orang 

khusus. Pengetahuan luar biasa ini tidak didapat di peroleh dengan cara lazim seperti 

melalui proses belajar biasa.30 

Dalam penggunaannya ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan 

ada yang melarang. Adapun yang membolehkan mesyaratkan lima hal, yaitu tidak ada 

pertentangan dengan makna lahir al-Qur’an; tidak mengklaim bahwa makna batin saja 

yang ada tanpa mengakui makna lahir; tidak menakwilkan terlalu jauh sehingga 

melenceng dari makna zahir; tidak bertentangan dengan dalil syar’i dan akal; tidak 

mengacaukan pemahaman manusia.31  Di antara kitab tafsir yang terkenal dalam 

 

29Muh}ammad ‘Ali> al-S{a>bu>ni>, al-Tibya>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, h. 171. 

30Amroeni Drajat, Ulumul Qur’an: Pengantar Ilmu-Ilmu al-Qur’an (Cet. I; Depok: Kencana, 

2017), h. 160. 

31Muh}ammad ‘Ali> al-S{a>bu>ni>, al-Tibya>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, h. 177. 
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klasifikasi ini yakni Ru>h} al-Ma‘a>ni> fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m wa al-Sab’ al-Mas\a>ni> 

karya Syiha>b al-Di>n Mah{mu>d ibn ‘Abdullah al-Alu>si>. 

3. Metode Tafsir al-Qur’an 

Dalam sejarah perkembangan penafsiran al-Qur’an, terdapat empat metode 

yang digunakan mufassir dalam menafsirkan al-Qur’an, yaitu ijma>li, tah}li>li>, muqa>ran, 

dan maud}u>’i>. keempat metode ini dikembangkan oleh ulama dengan segala kelebihan 

dan keterbatasannya di dalam menjelaskan makna al-Qur’an. 

a. Ijma>li> 

Pengertian metode tafsir ijma>li oleh ‘Ali> H{asan al-Ari>d} sebagaimana yang 

dikutip oleh Abd. Muin Salim, dkk., yaitu menafsirkan al-Qur’an dengan cara singkat 

dan global. Cara kerja metode ialah mengulas setiap ayat al-Qur’an dengan sangat 

sederhana, tanpa ada upaya untuk memberikan improvisasi makna dengan pengkayaan 

dan wawasan lain, sehingga pembahasan yang dilakukan hanya menekankan pada 

aspek pemahaman yang ringkas tapi padat, tidak bertele-tele dan bersifat global.32 

Dalam sistematika uraiannya, penafsir membahas ayat per ayat sesuai dengan urutan 

mushaf, kemudian mengemukakan makna global yang dimaksud ayat tersebut. Makna 

yang diungkapkan biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat-ayat atau menurut 

pola-pola yang diakui oleh jumhur ulama, dan mudah dipahami oleh semua orang.33 

Dalam metode ini, seorang mufassir berupaya untuk menjelaskan makna-

makna ayat al-Qur’an dengan memberi uraian singkat dan mudah dipahami oleh 

pembaca dalam semua tingkatan, baik tingkatan yang memiliki pengetahuan yang 

sekedarnya sampai pada orang yang berpengetahuan luas. Dengan kata lain, metode 

 

32Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud{u>’i> (Yogyakarta: Pustaka al-

Zikra, 2011), h. 42. 

33Mardan, al-Qur’an: Sebuah Pengantar, h. 258. 
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tafsir ijma>li> menempatkan setiap ayat hanya sekedar ditafsirkan dan tidak diletakkan 

sebagai objek yang harus dianalisis secara tajam dan berwawasan luas, sehingga masih 

menyisakan sesuatu yang dangkal, karena penyajian yang dilakukan tidak terlalu jauh 

dari gaya bahasa al-Qur’an, sehingga membaca tafsir yang dihasilkan dengan 

memakai metode ijma>li> layaknya membaca ayat al-Qur’an.34 

Uraian yang singkat dan padat membuat tafsir dengan metode ijma>li> tidak jauh 

beda dengan ayat yang ditafsirkannya. Tujuan dan target metode ijma>li> yang dipakai 

oleh para mufassir memang sangat mudah untuk dibaca karena tidak menggunakan 

pendekatan analisis, tetapi dilakukan dengan pola tafsir yang mudah dan tidak 

berbelit-belit sehingga masih menyisakan sesuatu yang harus ditelaah ulang.35 

Sasaran dan tujuan pokok metode ijma>li> ialah diharapkan pembaca bisa 

memahami kandungan pokok ayat-ayat al-Qur’an sebagai kitab suci yang berfungsi 

sebagai pedoman dan pemberi petunjuk hidup bagi manusia. Ciri khas metode ijma>li> 

antara lain : 

1) Mufassir langsung menafsirkan setiap ayat dari awal sampai akhir, tanpa 

memasukkan upaya perbandingan dan tidak disertai dengan penetapan judul,  

2) Penafsiran yang sangat ringkas dan bersifat umum, membuat metode ini lebih 

sangat tertutup bagi munculnya ide-ide yang lain selain sang mufasir untuk 

memperkaya wawasan penafsiran. Oleh karena itu, tafsir ijma>li> dilakukan 

secara rinci, tetapi ringkas, sehingga membaca tafsir dengan metode ijma>li> 

mengesankan persis sama dengan membaca al-Qur’an. 

3) Dalam tafsir-tafsir ijma>li> tidak semua ayat ditafsirkan dengan penjelasan yang 

 

34Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud{u>’i>, h. 42.  

35Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud{u>’i>, h. 41. 
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ringkas, terdapat beberapa ayat tertentu walaupun terbatas yang ditafsirkan 

secara luas, tetapi tidak sampai mengarah pada penafsiran yang bersifat 

analitis. Artinya, walaupun ada beberapa ayat yang ditafsirkan Panjang tetapi 

hanya sebatas penjelasan yang tidak analitis dan tidak komparatif.36  

Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan, Kelebihan pada metode 

ijma>li> terletak pada proses dan bentuknya yang mudah dibaca, sangat ringkas, bersifat 

umum,  praktis, dan mudah dipahami serta bisa terhindar dari upaya-upaya penafsiran 

yang bersifat isra’iliyyat. Sedangkan keterbatasannya yaitu menjadikan petunjuk al-

Qur’an bersifat parsial dan uraian yang sempit serta dangkal. Kitab tafsir yang popular 

menggunakan metode ini yakni Tafsi>r Jalalain karya Jala>l al-Di>n al-Mah}alli> dan Jala>l 

al-Di>n al-Suyu>t}i>. 

b. Tah}li>li> 

Metode tah}li>li> adalah metode menafsirkan dengan menjelaskan dan 

menguraikan berbagai segi al-Qur’an. Tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi 

ayat kemudian surat demi surat dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan mushaf 

al-Qur’an, menjelaskan kosa kata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat, 

kaitannya dengan ayat lain, baik sebelum maupun sesudahnya (munasa>bah), pendapat-

pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang 

disampaikan oleh Nabi saw., sahabat, para tabi‘in maupun ahli tafsir lainnya, 

menjelaskan arti yang  dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat, yaitu 

unsur-unsur i’ja>z, bala>gah, dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan apa yang 

 

36Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud{u>’i>, h. 41. 
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dapat diambil dari ayat yaitu hukum fikih, dalil syar‘i, arti secara bahasa, norma-

norma akhlak dan lain sebagainya.37 

Azumardy Azra menjelaskan bahwa tafsir tah}li>li>> (analitis) atau yang juga 

disebut dengan tafsir tajzi>’i> merupakan suatu metode yang bermaksud menjelaskan 

dan menguraikan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh sisinya, sesuai dengan 

urutan ayat di dalam suatu surat. Dalam tafsir ini ayat ditafsirkan secara komprehensif 

dan menyeluruh baik dengan corak ma’s}u>r maupun ra’yi. Unsur-unsur yang 

dipertimbangkan adalah asba>b al-nuzu>l, muna>sabah ayat dan juga makna harfiyah 

setiap kata.38 

Seorang mufassir bermaksud menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara terperinci 

dan jelas. Metode tafsir ini dilakukan sesuai dengan susunan ayat demi ayat atau surat 

demi surat sebagaimana termaktub dalam mus}haf ‘Us|ma>ni>. Tujuan utama metode 

tafsir ini adalah untuk mengungkapkan maksud-maksud dari ayat tersebut dan 

petunjuknya. Seorang mufassir akan memaparkan lafaz dari segi bahasa Arab, 

penggunaannya, kesesuaian ayat dengan ayat serta tempat dan juga sebab turunnya 

ayat tersebut jika memang ada. Mufassir akan menguraikan fas}a>h}ah, baya>n, i’ja>z dan 

maksud syariat di belakang nas} dan sebagainya. Dalam menafsirkan ayat demi ayat, 

seorang mufassir sering mengutip ayat al-Qur'an, hadis| Rasulullah saw., serta 

perkataan sahabat dan para tabi‘in. 

Dalam pembahasannya, mufassir biasanya menghadirkan riwayat-riwayat 

terdahulu baik yang diterima dari Nabi, sahabat, maupun ungkapan-ungkapan Arab 

 

37Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur’an (Cet.II, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 

2000), h. 31 

38Azyumardi Azra, Sejarah Ulumul Qur’an: Bunga Rampai (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 

h. 172-174. 

http://wallpapercartoonmuslimah.blogspot.co.id/2013/11/metode-tafsir-tahlili.html
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pra Islam dan kisah Isra>‘iliyya>t. Oleh karena pembahasan yang begitu luas itu maka 

tidak tertutup kemungkinan penafsirannya diwarnai bias subjektivitas penafsir, baik 

latar belakang keilmuan maupun aliran madzhab yang diperpeganginya. Sehingga 

menyebabkan adanya kecenderungan khusus yang teraplikasikan dalam karya mereka. 

Jadi, inti dari metode tah}li>li> adalah penafsir mengambil ayat-ayat al-Qur’an kemudian 

dijelaskan dengan meneliti dan memperincinya untuk mengetahui apa sebenarnya 

yang dimaksud dengan makna-makna ayat tersebut  dari berbagai segi. 

Langkah-langkah dari metode ini antara lain; Pertama, penafsir berusaha untuk 

menyingkap lafadz-lafadz ayat dari segi tata bahasa arab, bagaimana penggunaan 

lafadz-lafadz tersebut pada saat itu, dan apa yang diharapkan dengan penggunaan 

lafadz-lafadz tersebut dengan menyesuaikannya pada konteks; Kedua, penafsir juga 

harus memahami unsur bala>gah yang ada dalam ayat tersebut, baik yang berupa 

fas}a>h}ah (kejelasan makna), baya>n (ungkapan majas) dan i’jaznya; Ketiga, penafsir 

menjelaskan muna>sabah (korelasi) antar ayat atau antar surat, serta menjelaskan asba>b 

al-nuzu>l yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut; Keempat, menjelaskan 

makna-makna dan inti-inti syariat yang secara implisit terkandung dalam ayat 

tersebut, serta menerangkan fa>idah, ‘ibrah, dan hukum yang dikandungnya dengan 

menoleh pada ayat al-Quran lainnya, hadis Nabi, atau qau>l ma’s|u>r dari para sahabat 

atau tabi’in; Kelima, menuangkan gagasan ke dalam ucapan atau tulisan dengan gaya 

bahasa yang pas dengan mukha>t}ab (pembaca atau pendengar).39 

Di antara kelebihan metode ini yakni memiliki ruang lingkup yang luas dan 

memuat berbagai ide sehingga dari metode ini lahir kitab-kitab tafsir dengan jumlah 

 

39Za>hir ibn ‘Iwa >d} al-Alma>’i >, Dirasa>t fi> al-Tafsi>r al-Maudu>’i> li al-Qur’a>n al-Kari>m (Cet. IV; 

Riyad: t.p., 2007), h. 21. 
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jilid yang banyak. Sedangkan keterbatasan dari metode ini yakni dapat menjadikan 

mufassir subjektif dan karena ruang lingkup yang luas sehingga hal-hal yang dapat 

merusak tafsir dapat masuk seperti Isra>‘iliyya>t.40 

c. Muqa>ran 

Secara etimologi kata muqa>ran pada dasarnya mengandung makna 

menghimpun atau menghubungkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain.41 Muqa>ran 

merupakan bentuk masdar dari kata qa>rana-yuqa>rinu-muqa>ranatan. Sedangkan secara 

terminologi, muqa>ran adalah metode menafsirkan sekelompok ayat al-Qur’an atau 

suatu surah tertentu dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, antara ayat 

dengan hadis Nabi, dan antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek 

perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. 

Metode tafsir muqa>ran sebagaimana yang telah masyhur dikenal adalah 

metode tafsir yang menjelaskan al-Qur’an dengan cara perbandingan atau biasa juga 

disebut dengan metode komparatif (metode perbandingan). Metode muqa>ran 

digunakan dalam membahas ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki kesamaan redaksi 

namun berbicara tentang topik yang berbeda, atau sebaliknya topik yang sama dengan 

redaksi yang berbeda. Ada juga diantara penafsir yang membandingkan antara ayat-

ayat al-Qur’an dengan hadis Nabi yang secara lahiriah tampak berbeda.42 

Al-Farma>wi> menjelaskan bahwa metode tafsir muqa>ran mempunyai 

pengertian lain yang lebih luas, yaitu membandingkan ayat-ayat al-Qur’an yang 

 

40Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur’an, h. 53-55. 

41M.Quraish Shihab dkk, Ensiklopedi al-Qur’an: Kajian Kosa Kata (Cet. I; Jakarta: Lentera 

Hati, 2007), h. 796. 

42M. Alfatih Suryadilaga, dkk., Metodologi Ilmu Tafsir  (Cet. I; Yogyakarta: TERAS, 2005), 

h. 45-46. 
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berbicara tentang tema tertentu, atau membandingkan ayat-ayat al-Qur’an dengan 

hadis-hadis Nabi termasuk dengan hadis-hadis yang tampak kontradiktif dengan al-

Qur’an, atau dengan kajian-kajian lainnya.43 

Nashruddin Baidan menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di 

kalangan para ahli tafsir tentang pengertian metode tafsir muqa>ran ini. Dari berbagai 

literatur dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode muqa>ran ialah 

membandingkan teks ayat al-Qur’an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi 

yang beragam dalam satu kasus yang sama, atau diduga sama. Membandingkan ayat 

al-Qur’an dengan hadis Nabi yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Terakhir yaitu 

membandingkan berbagai pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-

Qur’an.44 

Dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan di atas, metode tafsir ini 

dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut: 

1) Perbandingan antara ayat-ayat al-Qur’an 

Seorang mufassir membandingkan antara ayat-ayat yang memiliki persamaan 

dalam satu atau lebih masalah atau dengan kasus yang berbeda, atau ayat-ayat yang 

memiliki redaksi yang berbeda untuk masalah yang berbeda, atau diduga sama. 

Menurut Abd. Muin Salim, dkk., objek kajian tafsir ini hanya pada persoalan redaksi 

ayat-ayat, bukan dalam bidang makna.45 Sedangkan menurut Nashruddin Baidan, 

tafsir muqa>ran antara ayat dapat diaplikasikan pada ayat-ayat al-Qur’an yang 

 

43‘Abd al-H{ayy al-Farma>wi>, al-Bida>yah fi> al-Tafsi>r al-Maud}u>’i>: Dira>sah Manhajiyyah 
Maud}u>’iyah, terj. Rosihan Anwar, Metode Tafsir Maudhu’I dan Cara Penerapannya, h. 39. 

44Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang 
Beredaksi Mirip, h. 59. 

45Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud{u>’i>, h. 43. 



55 
 

memiliki dua kecenderungan. Pertama, ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi 

namun ada yang berkurang ada juga yang berlebihan. Kedua ayat-ayat yang memiliki 

perbedaan ungkapan, tetapi tetap dalam satu maksud. Kajian perbandingan ayat 

dengan ayat tidak hanya terbatas pada analisis redaksional saja, melainkan mencakup 

perbedaan kandungan makna masing-masing ayat yang diperbandingkan. Di samping 

itu, juga dibahas perbedaan kasus yang dibicarakan oleh ayat-ayat tersebut, termasuk 

juga sebab turun ayat serta konteks sosial-kultural masyarakat pada waktu itu.46 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh dari jenis tafsir muqa>ran ini, yakni: 

a) Mengidentifikasi dan menghimpun ayat-ayat yang beredaksi mirip didalam al-

Qur’an sehingga diketahui mana yang mirip mana yang tidak. 

b) Membandingkan ayat-ayat yang beredaksi mirip itu yang membicarakan satu 

kasus yang sama, atau dua kasus yang berbeda dalam satu redaksi yang sama. 

c) Menganalisis perbedaan yang terkandung didalam berbagai redaksi yang mirip, 

baik perbedaan tersebut mengenai konotasi ayat, maupun redaksinya seperti 

berbeda dalam menggunakan kata dan penempatannya dalam satu ayat, dan 

sebagainya. 

d) Membandingkan pendapat mufassir tentang ayat yang dijadikan objek bahasan.47 

2) Perbandingan ayat dengan hadis 

Pada kategori ini mufassir membandingkan ayat al-Qur’an dengan hadis Nabi 

yang terkesan bertentangan. Dalam melakukan perbandingan ayat al-Qur’an dengan 

hadis yang terkesan berbeda atau bertentangan ini, langkah pertama yang harus 

ditempuh adalah menentukan nilai hadis yang akan diperbandingkan dengan ayat al-

 

46Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) 

47Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang 
Beredaksi Mirip, h. 64-65. 
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Qur’an. hadis itu haruslah sahih, sementara hadis daif tidak bisa diperbandingkan, 

karena disamping nilai otoritasnya rendah, ia justru semakin tertolak karena 

pertentangannya dengan ayat al-Qur’an, setelah itu para mufassir melakukan analisis 

terhadap latar belakang terjadinya perbedaan atau pertentangan antara keduanya.48 

Setelah menentukan nilai sebuah hadis yang terkesan bertentangan tersebut, 

mufassir kemudian memkompromikannya dengan ayat yang diduga bertentangan 

dengan hadis tersebut.49 Namun, jika tidak ditemukan jalan kompromi, maka hadis 

tersebut tidak sahih karena salah satu ciri utama hadis sahih yakni tidak bertentangan 

dengan al-Qur’an. Meskipun dalam hal ini sanadnya sahih. 

Langkah-langkah yang ditempuh pada kategori ini yakni: 

a) Menghinpun ayat-ayat yang pada lahirnya bertentangan dengan hadis-hadis Nabi 

saw. baik ayat-ayat tersebut mempunyai kemiripan redaksi dengan ayat lain atau 

tidak 

b) Membandingkan dan menganalisis pertentangan yang dijumpai didalam kedua 

redaksi ayat dengan hadis. 

c) Membandingkan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat dan hadis 

tersebut. 

3) Perbandingan pendapat ulama tafsir 

Dalam menafsirkan ayat al-Qur’an, terdapat perbedaan di antara mufassir. Hal 

terjadi karena perbedaan hasil ijtihad, latar belakang keilmuan, wawasan, dan sudut 

pandang. Jadi, diupayakan menemukan titik temu di antara perbedaan-perbedaan 

 

48M.Quraish Shihab, dkk., Sejarah Ulumul Qur’an (Cet.IV; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 

190. 

49Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud{u>’i>, h. 43. 
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tersebut. Apabila memungkinkan ditarjih kualitas argumen masing-masing pendapat 

atau hasil penafsiran. 

Kelebihan metode ini antara lain: pertama, Memberikan wawasan penafsiran  

yang relatif lebih luas kepada para pembaca; kedua, Tafsir dengan metode inii sangat 

berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat; 

ketiga, Dengan menggunakan metode ini, mufassir didorong untuk mengkaji berbagai 

ayat, hadis dan pendapat para mufassir yang lain. Adapun keterbatasan dalam metode 

ini antara lain: pertama, menitikberatkan pada penyelesaian pertentangan dalam 

penafsiran ayat sehingga tidak dapat diandalkan sepenuhnya dalam menjawab 

permasalahan sosial; kedua, Metode ini cenderung selalu menggunakan potensi rasio 

saja; ketiga, Hanya ingin mengetahui perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan 

diantara para mufassir.50 

Salah satu kitab tafsir yang popular menggunakan metode ini yaitu al-Qurt}ubi> 

dalam al-Ja>mi’ li Ah}ka>m al-Qur’a>n. 

d. Maud}u>’i> 

Secara etimologi maud}u>’i> merupakan ism al-maf’u>l dari kata wad}a’a-yad}’u 

( يضعّ-وضع ) yang artinya masalah atau pokok pembicaraan. Adapun pengertian secara 

terminologi menurut al-Farma>wi> tafsir maud}u>’i> adalah metode penafsiran al-Qur’an 

dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai tujuan dan tema yang sama, 

kemudian menyusunnya berdasarkan kronologis turunnya dengan memperhatikan 

sebab-sebab turunnya, menguraikan seluruh aspek yang dapat digali, sehingga 

menghasilkan pembahasan secara utuh dan tujuannya menyeluruh dengan ungkapan 

 

50Mardan, al-Qur’an Sebuah Pengantar, h. 259. 
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yang mudah dipahami.51 Sejalan dengan al-Farma>wi>, menurut M. Quraish Shihab 

bahwa tafsir maud}u>’i> adalah penafsiran yang menghimpun ayat-ayat al-Qur’an 

tentang satu masalah tertentu dari berbagai ayat dalam surah-surah al-Qur’an, diurut 

sesuai dengan urutan turunnya, menjelaskan pengertiannya secara menyeluruh dari 

ayat-ayat tersebut untuk menarik petunjuk secara utuh tentang masalah yang 

diangkat.52 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menerapkan metode tafsir maud}u>’i> 

yaitu sebagai berikut: 

1) Tentukan terlebih dahulu masalah/topik (tema) yang akan dikaji.  

2) Inventarisir (himpun) ayat-ayat yang berkenaan dengan tema/topik yang telah 

ditentukan. Kitab  yang dapat membantu langkah ini yaitu al-Mu’jam al-

Mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n karya Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>. 

3) Rangkai urutan ayat sesuai dengan masa turunnya disertai asba>b al-nuzu>l. 

4) Pahami korelasi (munasabah-nya) ayat-ayat tersebut dalam masing-masing 

surahnya. 

5) Susun bahasan didalam kerangka yang tepat, sistematis, sempurna dan utuh. 

6) Lengkapi bahasan dengan hadis relevan sehingga uraiannya menjadi jelas. 

7) Pelajari ayat-ayat tersebut secara sistematis dan menyeluruh dengan cara 

menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian yang serupa, 

menyesuaikan antara pengertian yang umum dan yang khusus, antara Muallaq 

 

51‘Abd al-H{ayy al-Farma>wi>, al-Bida>yah fi> al-Tafsi>r al-Maud}u>’i>: Dira>sah Manhajiyyah 
Maud}u>’iyah, terj. Rosihan Anwar, Metode Tafsir Maudhu’I dan Cara Penerapannya (Cet. I; Bandung: 

CV Pustaka Setia, 2002), h. 43-44. 

52M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 
Masyarakat (Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1999), h. 72. 
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dan Muqayyad, atau ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi, sehingga semua 

bertemu dalam satu muara sehingga tidak ada pemaksaan dalam penafsiran.53 

Za>hir ibn ‘Iwa>d}, lebih luas menambahkan langkah-langkah yang harus 

ditempuh dalam menggunakan metode tafsir maud}u>’i> antara lain : 

1) Menafsirkan ayat-ayat tersebut yang dapat dipahami dari padanya hikmah 

didatangkannya ayat-ayat yang tersebut dan tujuan dari syari’at yang 

dibawanya. 

2) Melahirkan tema tersebut dalam satu bentuk uraian yang sempurna dan 

lengkap yang berpedoman pada syarat-syarat penelitian ilmiah.54 

Menurut Abd. Muin Salim, dkk., langkah-langkah di atas jika dikaitkan dengan 

penelitian belum memenuhi unsur-unsur dalam proses penelitian karena hanya 

mencakup penetapan masalah, pengumpulan data termasuk pengolahan, analisis, 

interpretasi data, pembahasan dan penyusunan hasil pembahasan. Sebab itu untuk 

melengkapinya ditambahkan penyusunan kerangka teori dan hipotesis, pendekatan, 

dan pengujian hipotesis.55 

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ini yaitu 

peneliti mesti fokus terhadap tema yang sudah ditetapkan sebelumnya dan 

memperhatikan secara seksama urutan turunnya ayat-ayat yang berkaitan dengan 

tema yang telah ditetapkan. Meskipun begitu pada hakikatnya metode ini belum 

 

53‘Abd al-H{ayy al-Farma>wi>, al-Bida>yah fi> al-Tafsi>r al-Maud}u>’i>: Dira>sah Manhajiyyah 
Maud}u>’iyah, terj. Rosihan Anwar, Metode Tafsir Maudhu’I dan Cara Penerapannya, h. 51-52. 

54Za>hir ibn ‘Iwa>d} al-Alma>’i>, Dirasa>t fi> al-Tafsi>r al-Maudu>’i> li al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 27-28. 

55Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud{u>’i>, h. 45. 
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mengemukakan seluruh isi kandungan al-Qur’an, tetapi yang menjadi tujuan 

utamanya yakni menemukan kesatuan tema dan tujuan dari ayat-ayat yang dibahas.56 

Metode tafsir maud}u>’i> dianggap sesuai dengan perkembangan zaman modern 

dengan beberapa kelebihan di antaranya sebagai berikut: 

1) Metode ini menghimpun semua ayat yang memiliki kesamaan tema. Sebab itu, 

metode ini dalam beberapa hal sama dengan tafsi>r bi al-ma’s\u>r yang 

merupakan sumber penafsiran yang utama sehingga lebih mendekati 

kebenaran. 

2) Metode ini memperlihatkan keterkaitan antar ayat yang tersebar dalam 

berbagai surah al-Qur’an sehingga kesan kontradiksi antar ayat akan hilang 

sebagaimana yang biasa dilontarkan oleh beberapa pihak tertentu. 

3) Mengungkapkan ide dan tujuan al-Qur’an yang utuh dari ayat-ayat yang 

memiliki kesamaan tema. 

4) Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami.57 

4. Corak Tafsir al-Qur’an 

Pada awalnya upaya penafsiran al-Qur’an berdasarkan ijtihad masih terbatas 

dan terikat dengan kaidah-kaidah bahasa serta arti yang dikandung kosakata. Seiring 

perkembangan masyarakat dan perubahan sosial, muncul beberapa persoalan baru 

yang belum pernah terjadi di masa Nabi. Sebab itu porsi peranan akal atau ijtihad 

 

56‘Abd al-H{ayy al-Farma>wi>, al-Bida>yah fi> al-Tafsi>r al-Maud}u>’i>: Dira>sah Manhajiyyah 
Maud}u>’iyah, terj. Rosihan Anwar, Metode Tafsir Maudhu’I dan Cara Penerapannya, h. 56-58. 

57‘Abd al-H{ayy al-Farma>wi>, al-Bida>yah fi> al-Tafsi>r al-Maud}u>’i>: Dira>sah Manhajiyyah 
Maud}u>’iyah, terj. Rosihan Anwar, Metode Tafsir Maudhu’I dan Cara Penerapannya, h. 55-56. 
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dalam penafsiran al-Qur’an bertambah besar, sehingga bermunculanlah berbagai kitab 

tafsir dengan beragam corak (laun al-tafsi>r).58 beberapa corak tersebut antara lain: 

Pertama, corak sastra bahasa; corak ini lahir akibat banyaknya umat Islam 

yang bukan orang Arab dan orang Arab sendiri yang lemah di bidang sastra dan bahasa 

mereka. Jadi, mulailah al-Qur’an ditafsirkan dengan pendekatan bahasa untuk 

menjelaskan kedalaman dan keindahan arti kandungannya. 

Kedua, corak filsafat dan teologi; corak ini muncul akibat dari gencarnya 

penerjemahan buku-buku filsafat pada masa kekhalifaan Abbasiyah sehingga 

mempengaruhi beberapa pihak dalam pendapat mereka. Begitu pula ada umat Islam 

yang masih membawa ajaran agama mereka yang terdulu sehingga berpengaruh dalam 

pendapat mereka ketika menafsirkan al-Qur’an. 

Ketiga, corak ilmiah; corak penafsiran ini lahir seiring kemajuan ilmu 

pengetahun dan teknologi. Sebab itu muncul gagasan dan usaha untuk memahami 

ayat-ayat al-Qur’an sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. 

Keempat, corak hukum atau fikih; corak ini muncul akibat perkembangan 

kajian ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih. Masing-masing mazhab 

berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran terhadap ayat-

ayat hukum. 

Kelima, corak tasawuf; corak ini lahir dari penafsiran para sufi. Hal ini sebagai 

reaksi terhadap kecenderungan berbagai pihak terhadap materi. 

Kelima, corak sastra budaya kemasyarakatan; corak ini pertama kali digunakan 

oleh Syaikh Muhammad Abduh. Corak penafsiran ini berusaha menjelaskan petunjuk-

 

58M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 
Masyarakat, h. 72. 
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petunjuk al-Qur’an yang berkaitan lamgsung dengan kehidupan dan persoalan 

masyarakat dengan mengemukakannya dalam bahasa yang mudah dimengerti dan 

indah didengar. 

Keragaman corak dalam penafsiran merupakan hal wajar karena al-Qur’an 

merupakan sumber ilmu dengan banyak makna. ‘Abdullah Darraz dan Muhammad 

Arkoun menjelaskan sebagaiama yang dikutip oleh M. Quraish Shihab bahwa al-

Qur’an bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya. Artinya al-Qur’an 

dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas.59 

5. Teknik Interpretasi Tafsir al-Qur’an 

Sehubungan dengan kebutuhan mengetahui dan memahami seluruh petunjuk 

dari makna yang di kandung al-Qur’an, maka tafsir sebagai ilmu yang menggali makna 

al-Qur’an terus berkembang. Pada tahapan-tahapan perkembangan tafsir, terlihat 

adanya karakteristik yang berbeda-beda dari yang dikemukakan oleh para mufassir. 

Perbedaan ini terjadi karena setiap mufassir mempunyai latar belakang dan tujuan 

tertentu terhadap segi-segi kandungan al-Qur’an. Dari sinilah akan ditemukan 

berbagai corak tafsir, seperti corak ‘ilmi>, falsafi>, lugawi>, ada>bi> ijtima>’i>, dan lain-lain.60 

Sebagai konsekuensi dari perbedaan corak tersebut, terjadilah perbedaan-

perbedaan interpretasi. Perbedaan-perbedaan ini masih dapat ditolerir apabila masih 

bersifat kontroversial, meskipun terkadang bersifat kontradiktif dan dapat melahirkan 

disentegrasi dalam masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan ini 

terjadi yaitu prosedur dalam menafisrkan al-Qur’an, dalam hal ini terkait dengan 

 

59M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 
Masyarakat, h. 72. 

60Achmad Abu bakar, Karakteristik Pemikiran Abd. Muin Salim dalam Bidang Tafsir: Kajian 
Metodologi (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 1.  
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teknik-teknik interpretasi. Interpretasi dapat dikatakan sebagai inti dari proses 

penelitian tafsir. Sebab interpretasi dekat maknanya dengan tafsir dan dalam 

prakteknya proses interpretasi secara langsung menghasilkan konsepsi qur’ani yang 

kemudian dijadikan teori-teori qur’ani pula.61 Oleh karena itu, dipandang perlu 

mengelaborasi teknik-teknik interpretasi dalam menafsirkan al-Qur’an untuk 

menggali lebih dalam makna-makna yang di kandung al-Qur’an, begitu pula 

mereduksi perbedaan-perbedaan yang khususnya bersifat kontradiktif. 

a. Pengertian Teknik Interpretasi Tafsir 

Teknik interpretasi merupakan dua kata serapan dari bahasa inggris yaitu 

technique dan interpretation. AS Hornby, dkk., menjelaskan sebagaimana yang 

dikutip oleh Arifuddin Ahmad bahwa technique dapat berarti method of doing 

something expertly, method of artistic expression in music, painting, etc.62 sementara 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia interpretasi dapat diartikan 1) pengetahuan dan 

kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri; 2) cara 

(kepandaian) membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan 

seni; 3) metode atau sistem mengerjakan sesuatu.63 Dari dua sumber ini, dapat 

dipahami bahwa teknik adalah pengetahuan tentang tata cara melakukan sesuatu 

secara terampil menurut sistem tertentu. 

 

61Achmad Abu bakar, Karakteristik Pemikiran Abd. Muin Salim dalam Bidang Tafsir: Kajian 
Metodologi, h. 1.  

62Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman hadis: Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-H{adi>s\ (Cet. II; 

Makassar: Alauddin University press, 2012), h. 3.  

63Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 4 (Cet. I; Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1422.   
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Adapun interpretation terbentuk dari akar kata interpret dari Latin 

interpretatio berarti explanation.64 menurut AS Hornby, dkk., sebagaimana yang 

dikutip Arifuddin Ahmad mempunyai arti show, make clear, the meaning of either in 

words and by artistic performance, explanation or meaning.65 Begitu pula bermakna 

exposition, criticizing, the expression of a person conception.66 Sementara dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia interpretasi diartikan pemberian kesan, pendapat, atau 

pandangan teoritis terhadap sesuatu, dan tafsiran.67 Interpretasi apabila dikaitkan 

dengan hakikat tafsir atau penelitian tafsir merupakan penjabaran makna tadabbur, 

yaitu upaya memahami kandungan pernyataan kebahasaan untuk kemudian 

disosialisasikan dengan mengungkapkannya kepada masyarakat.68 

Lebih lanjut tentang teknik interpretasi, menurut Achmad Abu bakar 

merupakan cara kerja memahami makna dari ungkapan verbal secara khusus yang 

berkaitan dengan objek dan alat yang digunakan.69 Kemudian jika dikaitkan dengan 

teknik interpretasi dalam tafsir menurut Abd. Muin Salim, dkk., dapat diartikan 

sebagai cara kerja penggunaan alat yang dipakai untuk memahami dan mengeluarkan 

makna-makna ayat al-Qur’an dan bagian-bagiannya.70 Pada penelitian teks umum, 

teknik interpretasi merujuk pada kegiatan mengembangkan ide dan pandangan 

 

64D. P. Simpson, Cassell’s Latin Dictionary (Cet. IV; New York: Macmillan Publishing Co.), 

h. 322.   

65Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman hadis: Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-H{adi>s\, h. 3-4.    

66Victoria Neufeldt dan David B. Guralnik, Webster’s New World College Dictionary (Cet. 

III; t.tp: Macmillan, t.th), h. 706.  

67Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 543.  

68Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 132.  

69Achmad Abu bakar, Karakteristik Pemikiran Abd. Muin Salim dalam Bidang Tafsir: Kajian 
Metodologi, h. 62.  

70Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 132.  
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tentang temuan dan menghubungkannya dengan literatur dan konsep yang lebih luas 

dari sekedar data mentah.71  

     Jadi, teknik interpretasi tafsir adalah cara kerja alat dalam memahami 

kandungan makna al-Qur’an yang berbentuk ungkapan verbal yang melahirkan 

konsep-konsep untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat. 

b. Macam-Macam Teknik Interpretasi Tafsir dan Aplikasinya 

Dalam melaksanakan interpretasi terhadap ayat al-Qur’an, yang menjadi objek 

untuk diinterpretasi adalah jenis-jenis data instrumen yang termasuk dalam satuan 

analisis ayat, seperti kosa kata (partikel atau huruf), frasa, klausa, dan pada tingkatan 

yang lebih tinggi kalimat atau ayat.72 Telaah yang kemudian digunakan bersifat 

kualitatif dengan metode content analysis (analisis isi).73 Hal ini berdasarkan 

kenyataan bahwa data yang dihadapi berupa pernyataan verbal.74 Memberi 

 

71Muhammad Yaumi, Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2013), h. 147.  

72Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 132.   

73Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk memuat inferensi-inferensi yang dapat 

ditiru (replicable) dari data yang valid dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi merupakan 

sebuah alat dari suatu Teknik penelitian yang mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan 

data ilmiah. Ia bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, dan menyajikan fakta. 

Analisis isi menempatkan objek penelitian dan peneliti ke dalam posisi khusus yang berhadapan 

langsung dengan realitasnya. Dalam sebuah analisis isi, konteks yang berhubungan dengan data yang 

dianalisis harus dieksplisitkan. Ketika data dihadirkan, konteksnya dikonstruksi oleh analisis isi untuk 

memasukkan kondisi-kondisi disekitarnya yang mendahuluinya dan berkoeksistensi dengan akibat-

akibat yang ditimbulkannya. Lihat Klaus Krippendorff, Content Analysis: Introduction to its Theory 
and Methodology, terj. Farid Wajidi, Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi (Cet. I; Jakarta: 

Rajawali Press, 1991), h. 15-24. 

74Abd. Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan politik dalam al-Qur’an (Cet. III; 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 21-22.  
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interpretasi terhadap teks dalam penelitian kualitatif ditekankan pada membaca 

simbol-simbol yang berlanjut pada pemaknaan.75 

Berikut macam-macam interpretasi yang digunakan dalam menafsirkan al-

Qur’an: 

1) Interpretasi Tekstual 

Pada teknik ini objek yang diteliti ditafsirkan dengan menggunakan teks-teks 

al-Qur’an sendiri (qur’ani) atau dengan hadis Nabi saw. (sunni). Pelaksanaan teknik 

ini berawal pada penelusuran konsep-konsep penting dari kosa kata dalam ayat yang 

dibahas dan pada tahap selanjutnya mencari gagasan-gagasan yang terkandung dalam 

frasa atau klausa yang menjadi bagian ayat yang dibahas. Sebab itu data primer dan 

sekunder dikaitkan dengan memperhatikan hubungan makna dengan ungkapan, 

fungsi, motif tafsir baik dengan cara perbandingan (muqa>ran) atau korelasi.76 

Dasar penggunaan al-Qur’an sebagai teknik interpretasi yaitu penegasan 

bahwa al-Qur’an berfungsi sebagai penjelas terhadap dirinya sendiri sebagaimana 

dalam QS al-Nah}l/16: 44 dan QS al-Qiya>mah/75: 17-19. Di sini dipahami bahwa ayat-

ayat dalam al-Qur’an mempunyai hubungan yang saling menjelaskan satu sama lain, 

sebab al-Qur’an merupakan sebuah sistem. Hal ini juga sesuai dengan logika 

percakapan di mana orang yang berbicara atau bercakap lebih memahami apa yang ia 

ucapkan. Sementara dasar historis penggunaan al-Qur’an sebagai alat interpretasi 

 

75Kasiyanto, “Analisis Wacana dan Teori Penafsiran Teks,” dalam Burhan bungin, eds., 

Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model 
Aplikasi (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 149.  

76Abd. Muin Salim, “Metodologi tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistimologis Memantapkan 

Keberadaan Imu Tafsir sebagai Disiplin Ilmu” (Orasi Pengukuhan Guru besar, Ujung Pandang: IAIN 

Alauddin, 28 April 1999), h. 33.  
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dapat dilihat dalam riwayat ketika Nabi menafsirkan QS al-An‘a>m/6: 82 dengan QS 

Luqma>n/31: 13. 

ذِيْنَّ
َّ
ل
َ
مَنُوْاّا

ٰ
مّّّْا

َ
بِسُوْْٓاّوَل

ْ
مٍّّاِيْمَانَهُمّّْيَل

ْ
ٰۤىِٕكَّّّبِظُل ول

ُ
هُمُّّا

َ
مْنُّّل

َ
ا
ْ
هْتَدُوْنَّّّوَهُمّّْال ٨٢ّّّࣖمُّ

Terjemahnya: 

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan 
kezaliman (syirik), merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan 
petunjuk.77 

مٌّعَظِيْمٌّّوَّ
ْ
ظُل

َ
رْكَّل ّالشِّ ِّۗاِنَّ اّتُشْرِكّْبِاللَّه

َ
ّل قْمٰنُّلِابْنِهّٖوَهُوَّيَعِظُهّٗيٰبُنَيَّ

ُ
ّل

َ
١٣ّاِذّْقَال

Terjemahnya: 

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menashatinya: 
"Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! sesungguhnya 
mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar".78 

Kata ٍّم
ْ
رْكَّ ditafsirkan oleh Nabi dengan kata بِظُل  Jadi, kezaliman yang .الشِّ

dimaksud adalaah perbuatan syirik. 

Dalam teknik ini, pendekatan teologis menjadi relevan untuk digunakan. 

Pendekatan teologis dalam memahami agama menggunakan cara berpikir deduktif, 

yaitu cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak 

adanya, berasal dari Tuhan yang sudah pasti benar sehingga tidak perlu dipertanyakan 

lagi melainkan dimulai dari keyakinan yang selanjutnya diperkuat dengan dalil-dalil 

yang argumentatif. Sifat pendekatan ini normatif yakni memandang agama dari segi 

ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang dengannya belum terdapat penalaran 

manusia.79 

 

77Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 187.  

78Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 593.   

79Syarifuddin Ondeng, Teori-teori Pendekatan Metodologi Studi Islam (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2013), h. 152-153. 
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Untuk melaksanakan teknik interpretasi qur’ani, langkah-langkah yang perlu 

dilakukan yaitu sebagai berikut: 

a) Mencari titik temu atau kesamaan data pokok dengan data instrumen, dapat 

berupa kata, frasa, klausa, pembahasan, atau tokoh sentral yang menghubungkan 

ayat satu dengan yang lain. 

b) Mencari adanya informasi dari hadis Nabi atau as\ar sahabat tentang adanya tafsir 

al-Qur’an dengan al-Qur’an. atau ijtihad peneliti dengan mengamati uslub al-

Qur’an sendiri. 

c) Mengidentifikasi dan membandingkan kandungan data yang terkait. 

d) Membuat rumusan makna yang diperoleh dari interpretasi tersebut.80 

Adapun dasar penggunaan hadis Nabi sebagai alat interpretasi yaitu penegasan 

bahwa tugas Nabi sebagai mubayyin (pemberi keterangan) terhadap al-Qur’an81 

sebagaimana dalam QS al-Nah}l/16:44. Hal ini juga sesuai dengan fungsi hadis itu 

sendiri, di antaranya fungsi penegasan, rincian, perluasan dan penyempitan makna, 

kualifikasi makna, penerapan, dan pemerian.82 Terdapat juga riwayat yang 

menyebutkan bahwa Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi yang kemudian 

dijawab oleh beliau bahwa akhlak Nabi yaitu al-Qur’an. Di sini dipahami bahwa Nabi 

telah mengamalkan seluruh isi al-Qur’an.  

Untuk melaksanakan teknik interpretasi sunni, langkah-langkah yang perlu 

dilakukan yaitu sebagai berikut: 

 

80Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 139.  

81Abd. Muin Salim, “Metodologi tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistimologis Memantapkan 

Keberadaan Imu Tafsir sebagai Disiplin Ilmu”, h. 33.  

82Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 146-150.  
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a) Menelusuri hadis-hadis Nabi tentang penafsiran ayat al-Qur’an yang terdapat 

pada kitab-kitab hadis yang standar (mu’tabar), biasanya telah terhimpun dalam 

bab khusus. Hal ini karena pada perkembangannya tafsir bukanlah merupakan 

disiplin ilmu yang independen, tetapi ulama mengumpulkannya dalam satu bab 

dari kitab hadis. Atau menelusuri menelusuri riwayat-riwayat Nabi tentang 

penafsiran al-Qur’an pada kitab-kitab tafsir. Kebanyakan berada pada kitab tafsir 

bi al-ma’s\u>r dari pada kitab tafsir bi al-ra’yi. 

b) Apabila tidak ditemukan hadis tentang tafsir, maka hadis lain dapat digunakan 

dengan terlebih dahulu menetapkan kesamaan konsep yang dibahas sehingga ada 

titik temu antara data pokok dengan data instrumen. 

c) Kemudian setelah data instrumen ditemukan, dianalisis dengan memperhatikan 

hubungannya dengan data pokok.83 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa teknik interpretasi tekstual 

(qur’ani dan sunni) memiliki kedudukan utama dibanding dengan teknik interpretasi 

lainnya karena bertumpu pada sumber yang utama, yakni Allah dengan kalamnya 

sendiri dan Nabi sebagai penyampai. Menurut Ibn Taimiyah sebagaimana yang 

dikutip oleh Abd. Muin Salin, dkk. bahwa cara terbaik dalam menafsirkan al-Qur’an 

adalah dengan al-Qur’an karena yang disebutkan dalam al-Qur’an secara global pasti 

akan diterangkan rinciannya pada tempat lain. Namun, apabila tidak ditemukan di 

dalam al-Qur’an sendiri, maka kembalilah kepada Hadis Nabi karena ia merupakan 

penjabar dan penjelasnya.84 

 

 

83Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 153-154.  

84Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 135.  
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2) Interpretasi Linguistik 

Pada teknik ini ayat al-Qur’an ditafsirkan dengan menggunakan kaidah-kaidah 

bahasa. Adapun dasar penggunaan teknik ini yaitu al-Qur’an turun dalam bahasa Arab, 

seperti yang dikemukakan dalam QS Yusuf/12: 12 dan QS al-Ra’d/13: 37 yang 

menegaskan bahwa al-Qur’an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab 

itu, penggunaan unsur-unsur kebahasaan dalam mengkaji makna al-Qur’an merupakan 

keniscayaan. Diketahui bahwa kedudukan unsur-unsur kebahasaan dalam memahami 

al-Qur’an sangat penting melalui tradisi sahabat yang bertanya kepada Rasulullah 

apabila ada ungkapan dari ayat al-Qur’an yang kurang jelas bagi mereka. 

Dalam teknik ini pendekatan semantik digunakan untuk menganalsis data. 

Semantik adalah studi tentang makna. Sementara makna sendiri merupakan bagian 

dari bahasa, maka semantik tidak dapat dipisahkan dari linguistik. Menurut 

Aristoteles, makna kata dari sebuah bahasa dapat dibedakan antara makna yang hadir 

dari kata itu sendiri secara otonom dan makna kata dapat hadir akibat terjadinya 

hubungan gramatikal.85 

Aplikasi teknik ini mencakup interpretasi dalam bidang semantik, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Interpretasi etimologis yang mengkaji makna kosa kata berdasarkan akarnya. 

Penggunaan kitab Mu’jam Maqa>yi>s Lugah karya Ibn Fa>ris pada teknik ini sangat 

representatif. 

b) Interpretasi morfologis yang mengkaji perubahan pola sebuah kata sebagaimana 

yang terdapat pada ilmu sharaf. 

 

85Aminuddin, Semantik: Pengantar Studi tentang Makna (Cet. III; Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2008), h. 15. 
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c) Interpretasi leksikal yang mengkaji makna kata berdasarkan kamus-kamus bahasa 

Arab. Teknik ini digunakan untuk mengungkap makna kata yang berkembang 

mengikuti perkembangan bahasa Arab sepanjang masa. 

d) Interpretasi gramatikal yang mengkaji kata berdasarkan strukturnya dalam 

kalimat. Teknik ini mempunyai persamaan dengan ilmu nahwu. 

Interpretasi retorikal yang mengkaji uslub bahasa yang indah dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam khazanah bahasa Arab, teknik dikenal dengan bala>gah yang 

mempertikan tiga aspek, yaitu ilmu ma’ani>, ilmu baya>n, dan ilmu badi>’.86 

3) Interpretasi Sistemik 

Dasar penggunaan teknik ini mengacu pada kenyataan bahwa al-Qur’an 

sebagai kitab suci memiliki sistematika yang utuh dan padu serta bersifat tauqi>fi 

sesuai tuntutan Nabi meskipun ayat atau surah-surah di dalamnya tidak disusun 

berdasarkan urutan turun (tarti>b al-nuzu>l). Hal ini karena al-Qur’an berasal dari Tuhan 

yang Maha Bijaksana dan Maha Tahu.87 Dalam ‘ulu>m al-Qur’a>n teknik ini dikenal 

dengan muna>sabah. 

Kajian tentang muna>sabah berawal dari kenyataan bahwa sistematika urutan 

ayat-ayat atau surah-surah al-Qur’an sebagaimana yang terdapat dalam Mushaf 

‘Us \ma>ni> sekarang tidak berdasarkan kronologis turunnya (tarti>b al-nuzul). Namun 

demikian, setiap kali ayat turun Nabi memberi tahu tempat ayat-ayat tersebut dari 

segi sistematika urutannya dengan ayat atau surah lainnya sambil memerintahkan 

sahabat untuk menulis. Dalam al-Qur’an ada beberapa indikasi yang menunjukkan 

sinyal kuat bahwa al-Qur’an adalah satu kesatuan yang memiliki keserasian korelasi. 

 

86Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 155.  

87Abd. Muin Salim, “Metodologi tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistimologis Memantapkan 

Keberadaan Imu Tafsir sebagai Disiplin Ilmu”, h. 34.   
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Misalnya QS al-Nisa/4: 82, QS Hu>d/11: 1, QS al-Zumar/39: 23. Menurut al-Qurt}ubi> 

dan Rifa’ah Fauzi sebagaimana oleh Hasani Ahmad Said, ayat di atas menjelaskan 

bahwa salah satu mukjizat al-Qur’an adalah tidak ada pertentangan sedikit pun dari 

sisi hubungan antara ayat-ayat dan surah-surahnya. Begitu pula al-Qur’an memiliki 

kemukjizan hubungan antara bagian-bagiannya. Surah bertalian dengan sebelum atau 

sesudahnya, ayat berkaitan dengan ayat sebelum atau sesudahnya, serta ada 

keterkaitan makna dan tema sehingga terjadi penyempurnaan. Semua itu terjadi lebih 

dari satu tema dalam satu ayat atau surah.88 Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, dasar 

penggunaan muna>sabah antara ayat dan surah yaitu teks merupakan kesatuan 

struktural yang bagian-bagiannya saling berkaitan.89 

Cara kerja teknik ini yaitu menafsirkan ayat (frasa atau klausa) berdasarkan 

kedudukannya, baik di antara posisi ayat-ayat maupun posisinya dalam keseluruhan 

satu surah. Di sini ayat dianalisis dengan melihat korelasinya dengan ayat-ayat atau 

bagian lainnya yang ada di sekitarnya, atau dengan kedudukannya dalam surah, 

Sehingga ditemukanlah pola-pola sistematis seperti hubungan kontinutas, komparatif, 

deskriptif, kausalitas, penegasan, argumentasi, rincian konsep, rangkuman, solusi, 

bantahan, dan motivasi. Namun, hasil yang diperoleh dari penggunaan teknik ini 

sangat terbatas sesuai dengan kemampuan intelektual mufassir, khususnya 

penggunaan logika dalam mencari korelasi setiap ayat.90 

 

88Hasani Ahmad Said, Diskursus Muna>sabah al-Qur’an dalam Tafsir Al-Misbah (Cet. I; 

Jakarta: Amzah, 2015), h. 1-2.  

89Nasr Hamid Abu Zaid, Mafhu>m al-Nas} Dira>sah fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, terj. Khoiron Nadliyyin, 

Tesktualitas al-Qur’an: Kritik terhadap ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Cet. IV; Yogyakarta: LKis, 2005), h. 198. 

90Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 189.  
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Aplikasi teknik ini dimulai dengan menelusuri makna-makna ayat secara logis 

sehingga ditemukan korelasi ilmiah antara ayat-ayat tersebut. Hal ini berlaku antara 

surah dengan surah, baik sebelum maupun sesudahnya; awal surah dengan akhir surah, 

baik dalam satu surah maupundengan surah berikutnya; dan antar ayat dalam satu 

surah, baik sebelum maupun sesudah. Contoh yang dapat diambil ialah QS al-

baqarah/2: 2 dengan 3-5: 

كِتٰبُّّّذٰلِكَّ
ْ
اّّال

َ
قِيْنَّ ّّهُدًىّّّّ فِيْهِّّّّّ رَيْبَّّّل مُتَّ

ْ
ل
ّ
ذِيْن٢َّّّّّلِ

َّ
غَيْبِّّّيُؤْمِنُوْنَّّّال

ْ
وةَّّّوَيُقِيْمُوْنَّّّبِال

ٰ
ل اّّالصَّ ّوَمَِِّ

ذِيْن٣َّّّّّّّ يُنْفِقُوْنَّّّرَزَقْنٰهُمّْ
َّ
ّّّبِمَآّّْيُؤْمِنُوْنَّّّوَال

َ
نْزِل

ُ
يْكَّّّا

َ
ّّّوَمَآّّْاِل

َ
نْزِل

ُ
خِرَةِّّّّۚقَبْلِكَّّّمِنّّّْا

ٰ
ا
ْ
ّهُمّّّْوَبِال

ٰۤىِٕك٤َّّّيُوْقِنُوْنَّۗ ول
ُ
ىّا

ٰ
نّّْهُدًىّعَل هِمّّْمِّ بِّ ٰۤىِٕكَّّّّ رَّ ول

ُ
مُفْلِحُوْنَّّهُمُّّوَا

ْ
٥ّّال

Terjemahnya: 

Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk 
bagi orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang beriman kepada yang gaib, 
menegakkan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan 
kepada mereka. dan mereka yang beriman kepada (al-Qur’an) yang diturunkan 
kepadamu (Nabi Muhammad) dan (kitab-kitab suci) yang telah diturunkan 
sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang 
mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang 
beruntung.91 

Kata َّقِين مُتَّ
ْ
 pada ayat kedua dirinci oleh ayat ketiga sampai kelima. Jadi, di لِل

sini dilihat ada korelasi di antara ayat tersebut yaitu pola kontiutas, deskriptif, dan 

rincian konsep. 

4) Interpretasi Sosio-Historis 

Pada teknik ini ayat ditafsirkan dengan menggunakan riwayat-riwayat tentang 

kehidupan sosial budaya bangsa Arab pada saat turunnya al-Qur’an. Artinya ayat 

ditafsirkan dengan menggunakan sebab turunnya (asba>b al-nuzu>l). Penggunaan teknik 

ini sangat terbatas jika hanya bergantung pada riwayat karena tidak semua ayat 

 

91Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 2.  
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mempunyai riwayat atau asba>b al-nuzu>l. Sebab itu Muhammad Abduh sebagaimana 

yang dikutip Abd. Muin Salim, dkk. mengembangkan konsep sosial-historis dengan 

makna segala unsur-unsur sosial kesejarahan al-Qur’an pada zaman diturunkannya.92 

Jadi, al-Qur’an tidak hanya ditafsirkan dengan riwayat asba>b al-nuzu>l, tetapi kondisi 

sosial bangsa Arab menjadi bagian dari teknik ini. 

Dasar penggunaan teknik ini yaitu kenyataan bahwa al-Qur’an dalam beberapa 

hal turun untuk menanggapi suatu peristiwa atau pertanyaan yang dalam 

perkembangan kajian teknik ini ternyata sangat urgen dalam penetapan hukum. Pada 

sisi lain teknik ini telah dikenal sejak masa sahabat. 

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam teknik ini, yaitu pendekatan 

sejarah dan sosiologi. Pendekatan sejarah adalah cara pandang yang digunakan untuk 

merekonstruksi masa lalu umat manusia yang melihat suatu peristiwa dari segi 

kesadaran sosial yang mendukungnya. Pendekatan ini menjelaskan perkembangan dan 

perubahan-perubahan historis pada masa lalu secara lebih actual dan komprehensif. 

Adapun dasar teoritis pendekatan ini yaitu kenyataan bahwa agama itu sendiri atau 

al-Qur’an turun dalam situasi yang konkrit bahkan berkaitan dengan kondisi sosial 

kemasyarakatan.93 

Sedangkan pendekatan sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang 

masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang 

saling berkaitan. Sebagai sebuah pendekatan, sosiologi berusaha menganalisis suatu 

fenomena sosial terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, 

mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. 

 

92Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 192-193.  

93Faisar Ananda Arfa, dkk., Metode Studi Islam: Jalan Tengah Memahami Islam (Cet. I; 

Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 134. 
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Urgensi pendekatan ini yaitu banyaknya ajaran agama dalam al-Qur’an yang berkaitan 

dengan masalah sosial. Bahkan ajaran yang sifatnya ritual-individual (mahdah) 

berdampak pada kehidupan sosial.94 

Aplikasi teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri asba>b al-nuzu>l ayat yang 

akan diinterpretasi. Riwayat dapat ditemukan pada kitab-kitab hadis atau kitab yang 

secara khusus mengumpulkan asba>b al-nuzu>l ayat seperti Luba>b al-Nuqu>l fi> Asba>b al-

Nuzu>l karya Imam al-Suyu>t}i>. Adapun tentang kondisi bangsa Arab pada saat turunnya 

al-Qur’an dapat ditemukan pada kitab-kitab sejarah yang disusun oleh ulama, seperti 

Tari>kh Ibn Hisya>m atau Tari>kh al-T{abari. 

5) Interpretasi Teleologis 

Ayat-ayat al-Qur’an pada teknik ini ditafsirkan dengan menggunakan kaidah-

kaidah fikih yang pada hakikatnya merupakan rumusan filsafat hukum Islam yang 

secara garis besar menghendaki tercapainya kebahagian manusia dengan terwujudnya 

kesejahteraan dan kedamaian. Penggunaan teknik ini mengacu pada kenyataan dan 

pandangan bahwa al-Qur’an diturunkan bukan untuk menyusahkan atau menganiaya 

manusia, tetapi untuk menjadi tuntutan bagi manusia dalam berusaha mencapai 

kesentosaan dan kesejahteraan. 95 

Aplikasi teknik ini misalnya ditemukan dalam tafsiran Aisyah ketika ditanya 

tentang wasiat pada khair dalam QS. al-Baqarah/2: 180. Menurut riwayat ada seorang 

sahabat hendak berwasiat karena meninggalkan harta yang banyak. Tetapi karena ahli 

warisnya juga banyak, maka harta tersebut tidak mencukupi untuk diwasiatkan.96 

 

94Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. XXI; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 39-40. 

95Abd. Muin Salim, “Metodologi tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistimologis Memantapkan 

Keberadaan Imu Tafsir sebagai Disiplin Ilmu”, h. 35.  

96Abd. Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan politik dalam al-Qur’an, h. 28.  
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6) Interpretasi Kultural 

Teknik ini menafsirkan ayat dengan menggunakan pengetahuan mapan yang 

dikembangkan manusia, seperti perkembangan ilmu-ilmu kealaman atau sains serta 

ilmu sosial. Dalam kajian konvensional, teknik ini disebut tafsir ilmi. Namun term ini 

terkesan sempit karena membatasi diri pada pengetahuan kealaman. Sementara yang 

dimaksud kultural mencakup seluruh kemampuan rasional yang dimiliki seseorang, 

baik teoritis maupun teknis, aspek kealaman maupun sosial.97 

Dasar pemakaiannya ialah asumsi bahwa pengetahuan yang benar tidak 

bertentangan dengan al-Qur’an, sebaliknya mendukung kebenaran al-Qur’an. Begitu 

pula ditemukan sunnah takririyah Nabi terhadap kasus ‘Amr Ibn As} yang mengimami 

pasukannya sementara dalam keadaan junub dan hanya bertayamum. Ia memahami 

bahwa mandi junub pada saat cuaca dingin sama dengan bunuh diri, padahal al-Qur’an 

melarang tindakan bunuh diri sebagaimana dalam QS al-Nisa>’/4: 29.98 

Untuk mengaplikasikan teknik ini diperlukan pengetahuan ilmiah yang luas 

terhadap objek kajian, minimal yang terkait dengan kosa kata yang akan 

diinterpretasi. Oleh karena itu, interpreter perlu membaca dan menelusuri teori-teori 

yang akan digunakan. Contoh penggunaan teknik ini dapat dilihat pada penafsiran 

ayat-ayat tentang proses penciptaan manusia dengan teori-teori ilmu kedokteran. 

7) Interpretasi Logis 

Pada teknik ini ayat al-Qur’an dipahami kandungannya melalui prinsip-prinsip 

logika di mana kesimpulan diperoleh dengan cara berpikir logis, yakni deduktif atau 

 

97Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 183.  

98Abd. Muin Salim, “Metodologi tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistimologis Memantapkan 

Keberadaan Imu Tafsir sebagai Disiplin Ilmu”, h. 35. Lihat juga Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi 
Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 184.   
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induktif. Pengambilan kesimpulan semacam ini dikenal sebagai prinsip inferensi. 

Penggunaan teknik ini mengacu pada kenyataan bahwa tafsir pada hakikatnya adalah 

kegiatan ilmiah yang tentunya memerlukan penalaran ilmiah.99 Hal ini juga sesuai 

dengan sifat analisis kualitatif yang pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, 

seperti induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan lain sebagainya.100 Pada sisi lain, 

prinsip-prinsip logika dapat ditemukan dalam kaidah-kaidah usul fikih dan ilmu-ilmu 

al-Qur’an (‘ulu>m al-Qur’a>n). 

Pendekatan yang gunakan dalam teknik ini yaitu pendekatan filosofis. 

Pendekatan filosofis adalah upaya pemahaman al-Qur’an dengan cara 

menggabungkan antara filsafat dengan agama atas dasar penakwilan teks-teks agama 

kepada makna-makna yang sesuai dengan filsafat. Filsafat intinya berupaya 

menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah tentang sesuatu yang berada dibalik objek 

formalnya.101 

Aplikasi teknik ini dapat ditemukan pada penafsiran ayat-ayat yang bermuatan 

hukum, seperti dalam QS al-Isra>’/17: 23. Pada ayat ini kata ّّأف secara eksplisit 

bermakna “ah” yang hukumnya haram. Kemudian pada pemaknaan yang lebih jauh 

kata “ah” mencakup memukul, membunuh, bermuka masam, dan lain sebagainya yang 

dapat menyakiti kedua orang tua yang juga hukumnya haram. 

 

 

 

99Abd. Muin Salim, “Metodologi tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistimologis Memantapkan 

Keberadaan Imu Tafsir sebagai Disiplin Ilmu”, h. 35.  

100Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 1995), h. 95.  

101Fajrul Munawir, “Pendekatan Kajian Tafsir” dalam Metodologi Ilmu Tafsir, ed. A. Rafiq 

(Cet. I;Yogyakarta: TERAS, 2005), h. 42 dan 143. 
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8) Interpretasi Ganda 

Penggunaan dua atau lebih teknik interpretasi terhadap suatu objek atau ayat 

al-Qur’an merupakan hal yang wajar. Hal ini dimaksudkan untuk tujuan pengayaan, 

sebagai control, dan verifikasi terhadap hasil interpretasi. Dengan menggunakan 

teknik interpretasi ganda, maka penafsiran ayat memiliki ciri koreksi internal.102 

Menurut Triyuwono sebagaimana yang dikutip oleh kasiyanto, berbagai 

interpretasi yang diperoleh dari sebuah teks memiliki kepentingan yang sejajar. Di 

antara interpretasi teks tidak ada yang superioritas antara satu dengan yang lainnya. 

Artinya bukan benar atau tidaknya tafsiran yang diberikan, tetapi argumentasi yang 

dijadikan landasan dalam memberikan penafsiran serta kedekatannya dengan 

fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan teks tersebut yang menjadi titik perhatian 

interpretasi.103 

Jadi, dalam memaknai suatu ujaran, banyak hal yang harus diperhatikan agar 

tercipta harmonisasi holistik makna. Begitu pula dengan al-Qur’an yang sarat akan 

makna dari ayat-ayatnya sehingga dapat berlaku dimana pun dan kapan pun (s}ah}i>h} li 

kull maka>nin wa zama>nin) 

B. Konsep Ukhuwah dalam al-Qur’an 

1. Pengertian Ukhuwah 

Ukhuwah (أخوّة) merupakan bentuk masdar (verbal noun) dari kata akha> (أخا) 
yang artinya menjadikan saudara, kawan atau sahabat.104 Bentuk kata benda (ism) dari 

 

102Abd. Muin Salim, “Metodologi tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistimologis Memantapkan 

Keberadaan Imu Tafsir sebagai Disiplin Ilmu”, h. 36.  

103Kasiyanto, “Analisis Wacana dan Teori Penafsiran Teks,” dalam Burhan bungin, eds., 

Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model 
Aplikasi, h. 149.  

104Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Cet. XIV; Surabaya: 

Pustaka Progresif, 1997), h. 12. 
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ukhuwah yaitu أخ yang berasal dari kata ّوخ. Kata yang terdiri dari huruf و dan ّخ 

mempunyai dua makna yaitu pergaulan (ikhtila>t}) dan bergerak (id}t}ira>b).105 makna 

pertama menunjukkan bahwa pergaulan di antara manusia akan menimbulkan 

persaudaraan. Adapun makna kedua menunjukkan bahwa untuk membangun 

persaudaraan diperlukan sebuah gerakan atau aktifitas untuk membangkitkan 

kerjasama semua pihak yang ikut bergerak atau aktif sehingga merasa bersaudara. 

Misalnya dalam sebuah organisasi masyarakat (ormas), di mana anggotanya yang 

aktif saling mencintai dan menyayangi akan merasa bersaudara satu sama lain.106 

Terkait makna ukhuwah tentang pergaulan dapat dilihat dalam QS al-

Baqarah/2: 220; 

نيَْاّّفِى خِرَةِّّّالدُّ
ٰ
ا
ْ
وْنكََّّّّّۗوَال

ُ
ل ٔـَ يَتٰمٰىّّّۗعَنِّّّوَيَسْ

ْ
ّّّال

ْ
احٌّّّقُل

َ
هُمّّّْاِصْل

َّ
الِطُوْهُمّّّْوَاِنّّّّّْۗخَيْرٌّّّل خَ

ُ
مّّّْت

ُ
ّّۗفَاِخْوَانكُ

ُّ مُّّوَاللَّه
َ
مُفْسِدَّّيَعْل

ْ
مُصْلِحِّّمِنَّّال

ْ
وّّّّْۗال

َ
ُّّشَاۤءَّّّوَل مّّْاللَّه

ُ
عْنَتَك

َ
ا
َ
َّّاِنَّّّل ٢٢٠ّّحَكِيْمٌّّعَزِيْزٌّّاللَّه

Terjemahnya: 

Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) 
tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah 
baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. 
Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. 
Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan 
kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.107 

Menurut M. Quraish Shihab sebagaimana yang dikutip oleh Halimah B. dalam 

Aplikasi Konsep Ukhuwah Qur’ani dalam Kehidupan Politik bahwa potongan kalimat 

الِطُوْهُمّّْوَاِنّْ خَ
ُ

ت  menunjukkan makna pergaulan yang terjadi antara anak yatim dengan 

pengasuh yang memeliharanya merupakan ikatan persaudaraan karena keduanya 

 

105Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariyya>, Mu‘jam Maqayi>s al-Lugah, Juz 6, h. 75. 

106Halimah B., Aplikasi Konsep Ukhuwah Qur’ani dalam Kehidupan Politik, h. 41 dan 43. 

107Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 46. 
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bersatu seperti keluarga dekat. Kesamaan iman dan agama yang diikuti pergaulan 

yang akrab sehingga sulit dipisahkan membuat keduanya bersaudara.108 

Kedua makna di atas saling terkait di mana untuk membangun ukhuwah atau 

persaudaraan manusia saling bergaul yang kemudian diikuti dengan suatu pergerakan 

atau aktifitas untuk menguatkannya. 
Al-Ra>gib al-As}faha>ni> menjelaskan bahwa أخ berasal dari kata ّاخو yang 

artinya persekutuan dengan pihak lain karena ada hubungan kelahiran, baik sebapak 

dan seibu, sebapak atau seibu saja, serta sesusuan. Tetapi dapat digunakan dalam 

berbagai persekutuan selain karena ada hubungan kelahiran atau sesuan, seperti 

persekutuan karena sesuku atau sebangsa, seagama, seprofesi, dalam muamalah, cinta, 

dan lain sebagainya selain hubungan nasab.109 

 Menurut M. Quraish Shihab bahwa ukhuwah yang biasa diartikan sebagai 

persaudaraan, akar katanya mengandung makna “perhatian”. Makna ini memberi 

kesan bahwa perhatian semua pihak yang merasa bersaudara akan menciptakan 

persaudaraan. Perhatian itu pada mulanya lahir karena ada persamaan di antara pihak-

pihak yang bersaudara sehingga ukhuwah berkembang menjadi setiap persamaan dan 

keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan, sesusuan, teman akrab atau 

sahabat, dan lain sebagainya.110 Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa persamaan di 

sini juga termasuk dalam hal sifat-sifat yang mengakibatkan persaudaraan. Misalnya 

dalam QS al-Isra>’/17: 27 yang berbicara tentang persaudaraan manusia dengan setan 

 

108Halimah B., Aplikasi Konsep Ukhuwah Qur’ani dalam Kehidupan Politik, h. 42. 

109Abu> al-Qa>sim ibn Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’a>n (Beirut: 

Da>r al-Ma’rifah, t.th), h. 13. 

110M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat 
(Cet. XVI; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 486. 
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karena persamaan sifat mereka satu sama lain dalam hal pemborosan,111 yaitu sebagai 

berikut: 

رِيْنَّّاِنَّّ مُبَذِّ
ْ
انُوْْٓاّال

َ
يٰطِيْنِّّاِخْوَانَّّك انَّّۗالشَّ

َ
يْطٰنُّّوَك هّّٖالشَّ فُوْرًاّلِرَبِّ

َ
 ٢٧ّك

Terjemahnya: 

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu 
sangat ingkar kepada Tuhannya.112 

Jadi, istilah ukhuwah atau persaudaraan adalah ikatan yang terjalin dari 

pergaulan berbagai pihak karena ada perhatian, persamaan atau keserasian sehingga 

menimbulkan rasa bersaudara di antara mereka. Adapun ikatan yang terjalin tidak 

terbatas pada hubungan nasab atau keturunan sehingga baru bisa disebut 

persaudaraan, tetapi hubungan persahabatan, seagama, sesuku atau sebangsa, dan lain 

sebagainya dapat membentuk ikatan persaudaraan atau ukhuwah. 

2. Derivasi Ukhuwah dalam al-Qur’an 

Derivasi ukhuwah dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 96 kali yang berada 

dalam 31 surah, baik makiyah maupun madaniyah.113 Semua derivasi ukhuwah dalam 

al-Qur’an disebutkan dengan bentuk ism (kata benda), baik mufrad, mus\anna>, jama‘, 

muz\akkar, dan muannas\. Adapun rincian bentuk-bentuknya yaitu: 

ّ,إخوانّّ,أخويكمّّ,أخيهّّ,أخيكّّ,أخيّّ,أخوهمّّّ,أخوهّّ,أخوكّّّ,أخاهمّّ,أخاهّّ,أخاناّّ,أخاّّ,أخّ
ّ,أختّّّ,إخوتيّّ,إخوتهّّ,إخوتكّّ,إخوةّّ,إخوانهنّّ,إخوانهمّّ,إخوانناّّ,إخوانكمّّ,إخوانا
 .أخواتهنّّّ,أخواتكمّّ,أختينّ,أختهاّ,أختهّّ,أختك

 

111M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 
Masyarakat, h. 357. 

112Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 396. 

113Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m (Kairo: 

Da>r al-H{adi>s}, t.th), h. 23-24. 
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Ayat yang turun di Mekah sebanyak 54 ayat, meliputi persaudaraan karena 

keturunan, sebangsa, dan seagama. Adapun ayat yang pertama kali turun dalam 

kategori makiyah berbicara tentang persaudaraan karena senasab, yaitu QS ‘Abasa/80: 

34; 

مَرْءُّّيَفِرُّّّيَوْمَّ
ْ
خِيْهِّ ّمِنّّْال

َ
 ٣٤ّا

Terjemahnya: 

pada hari itu manusia lari dari saudaranya.114 

Sementara ayat yang turun di Madinah sebanyak 26 ayat, meliputi 

persaudaraan karena hubungan nasab, seagama, dan lain sebagainya. Adapun ayat 

yang pertama kali turun masih membicarakan persaudaraan karena hubungan nasab, 

yaitu QS Yusuf/12: 7; 

قَدّْ
َ
انَّّل

َ
يٰتٌّّوَاِخْوَتِهّّْٖٓيُوْسُفَّّفِيّّْك

ٰ
اۤىِٕلِيْنَّّا لسَّ

ّ
 ٧ّلِ

Terjemahnya: 

Sungguh, dalam (kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi para penanya.115 

Dengan demikian, penggunaan derivasi ukhuwah dalam al-Qur’an banyak 

dalam arti persaudaraan karena hubungan nasab. Hal ini karena memang istilah 

saudara secara umum dipahami lekat dengan arti senasab atau seketurunan. Tetapi 

sebagaimana yang terlihat dalam al-Qur’an, derivasi ukhuwah juga mengacu pada 

persaudaraan karena berbagai hal seperti seagama, sebangsa atau sesuku, persamaan 

sifat, dan lain sebagainya. Terdapat juga derivasi ukhuwah yang terjalin karena 

persamaan dalam pekerjaan, baik positif mapun negatif, seperti dalam QS Maryam/19: 

28; 

 

114Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 877. 

115Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 326. 
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خْتَّ
ُ
انَّّمَاّهٰرُوْنَّّيٰٓا

َ
بُوْكِّّك

َ
ّّا

َ
مَاّسَوْءٍّّامْرَا انَتّّْوَّ

َ
كِّّك مُّ

ُ
اّا ٢٨ّّّۖبَغِيًّ

Terjemahnya: 
Wahai saudara perempuan Harun (Maryam), Ayahmu bukan seorang yang 
berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.”116 

Al-As}faha>ni> menjelaskan bahwa saudara yang dimaksud dalam ayat ini bukan 

dalam hubungan nasab, tetapi saudara dalam berbuat kebaikan.117 Hai ini sesuai juga 

dengan yang dijelaskan oleh al-Mah}alli> dan al-Suyu>ti} bahwa Harun yang disebut 

sebagai saudara Maryam pada ayat ini adalah seorang laki-laki saleh yang serupa 

dengan Maryam dalam menjaga kehormatan dan melakukan kebaikan.118 

Allah berfirman dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 156; 

يُّهَا
َ
ذِيْنَّّّيٰٓا

َّ
مَنُوْاّّال

ٰ
اّّا

َ
وْنُوْاّّل

ُ
ذِيْنَّّّتَك

َّ
ال

َ
فَرُوْاّّك

َ
وْاّّك

ُ
رْضِّّّفِىّّضَرَبُوْاّّاِذَاّّلِاِخْوَانِهِمّّّْوَقَال

َ
ا
ْ
وّّّْال

َ
انُوْاّّا

َ
ّك

ى وّّّْغُزًّ
َّ
انُوْاّّل

َ
وْاّّّۚوَمَاّّمَاتوُْاّّمَاّّعِنْدَنَاّّك

ُ
ّّّقُتِل

َ
ُّّّلِيَجْعَل وْبِهِمّّّْفِيّّّْحَسْرَةًّّّذٰلِكَّّّاللَّه

ُ
ُّّّّّۗقُل يّّّٖوَاللَّه ّيُحْ

ُّّّّّۗوَيُمِيْتُّ وْنَّّبِمَاّوَاللَّه
ُ
١٥٦ّّبَصِيْرٌّّتَعْمَل

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah seperti orang-orang yang kufur dan 
berbicara tentang saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan 
di bumi atau berperang, “Seandainya mereka tetap bersama kami, tentulah 
mereka tidak mati dan tidak terbunuh.” (Allah membiarkan mereka bersikap 
demikian) karena Allah hendak menjadikan itu (kelak) sebagai penyesalan di 
hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Allah Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan.119 

Al-As}faha>ni> menjelaskan bahwa ukhuwah atau persaudaraan yang terjalin 

pada ayat ini yakni karena mereka bekerjasama dalam hal kekufuran.120 

 

116Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 431. 

117Abu> al-Qa>sim ibn Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’a>n, h. 13. 

118Jala>l al-Di>n Muh}ammad ibn Ah}mad al-Mah}alli> dan Jala>l al-Di>n ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Abu> 

Bakr al-Suyu>t}i>, Tafsi>r Jalalain (Cet. I; Kairo: Da>r al-H{adi>s\, t.th), h. 399. 

119Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 94. 

120Abu> al-Qa>sim ibn Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’a>n, h. 13. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa derivasi ukhuwah yang digunakan dalam al-

Qur’an menunjukkan persaudaraan dapat terjalin karena berbagai hal atau dengan 

adanya persamaan di antara manusia yang tidak terbatas pada hubungan nasab saja 

menjadikan mereka bersaudara. 

3. Macam-macam Ukhuwah dalam al-Qur’an 

Umat Islam mengenal istilah ukhuwah Islamiyah yang bermakna persaudaraan 

yang terjalin antar sesama muslim. Pemaknaan ini kurang tepat sehingga mengalami 

kerancuan dalam memahami istilah ukhuwah Islamiyah itu sendiri, sehingga akan 

menimbulkan persepsi bahwa hanya sesama umat Islam yang bersaudara. Padahal 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari pengertian dan derivasi 

ukhuwah dalam al-Qur’an menunjukkan ukhuwah atau persaudaraan dapat terjalin 

atas berbagai hal. Jika ditinjau dari aspek kebahasaan, ukhuwah Islamiyah lebih tepat 

dipahami secara adjektifa. Di dalam bahasa Arab kata sifat selalu disesuaikan dengan 

yang disifatinya. Misalnya jika yang disifati berbentuk muzakkar atau muannas\, maka 

demikian pula dengan sifatnya. Hal ini terlihat dari istilah ukhuwah Islamiyah (ّّأخوّة
) atau al-ukhuwah al-islamiyah (اسلامية الاسلاميةالأخوّةّّ ). Jadi, ukhuwah Islamiyah 

adalah ukhuwah atau persaudaraan yang bersifat islami atau sesuai dengan ajaran 

Islam. Di dalam al-Qur’an dan hadis diperkenalkan macam-macam ukhuwah. Macam-

macam ukhuwah inilah yang kemudian disebut ukhuwah Islamiyah. 

a. Ukhuwah Di>niyah 

Ukhuwah Di>niyah adalah persaudaraan yang terjalin atas dasar keyakinan atau 

akidah yang sama. Akidah dalam agama Islam yaitu iman yang berkembang dalam 

diri umat Islam sehingga membentuk jalinan persaudaraan di antara mereka. Menurut 

Miftah Faridl, Antara iman dan ukhuwah terjalin relasi simbiosis mutualisme, ada 
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ukhuwah karena ada iman. Keimanan bisa dikatakan sebagai turunan dari konsep 

tauhid kepada Allah yang merupakan landasan keyakinan untuk melahirkan sikap-

sikap seperti ikhlas, rida, sabar, syukur, tawakkal, cinta, dan sebagainya, sementara 

ukhuwah berkaitan dengan tauhid umat. Ikatan dua hal tersebut pada gilirannya 

membentuk individu yang utuh sebagai dasar terbentuknya bangunan kebersamaan. 

Dalam hal ini ukhuwah tidak hanya perekat antar manusia dalam ikatan sosial, tetapi 

bagian dari ekspresi iman. Dengan menggandengkan antara ukhuwah dengan iman, 

hubungan sosial menemukan keutuhan maknanya yakni penyelesaian masalah sosial 

dalam perdamaian hakiki.121 Allah berfirman dalam QS al-H{ujura>t/49: 10; 

مُؤْمِنُوْنَّّاِنَّمَا
ْ
صْلِحُوْاّاِخْوَةٌّّال

َ
مّّْبَيْنَّّفَا

ُ
خَوَيْك

َ
َّّوَاتَّقُواّا مّّْاللَّه

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 ١٠ّّࣖتُرْحَمُوْنَّّل

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 
kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
dirahmati.122 

Menurut al-Ra>zi>, penggunaan kata اِنَّمَا dalam ayat ini untuk membatasi bahwa 

tidak ada persaudaraan yang hakiki kecuali di antara orang-orang beriman atau 

mukmin karena persaudaraan yang dilandasi keimanan lebih kuat jika dibandingkan 

dengan persaudaraan senasab. Kata ٌّاِخْوَة merupakan jamak dari kata ّأخ yang pada 

dasarnya untuk menunjukkan persaudaraan senasab, sedangkan persaudaraan tidak 

senasab digunakan kata إخوان. Jadi, penggunaan kata ٌّاِخْوَة untuk persaudaraan orang 

beriman menjadi isyarat bahwa hubungan saudara di antara orang beriman bagaikan 

senasab.123 Al-Mara>gi> menjelaskan bahwa dengan penggunaan kata ٌّاِخْوَة untuk 

 

121Miftah Faridl, Lentera Ukhuwah (Bandung: Mizania, 2014), h. 21-25 dan 42-51. 

122Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 754. 

123Abu ‘Abdulla>h Muh}ammad ibn ‘Umar Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, Mafa>tih{ al-Gaib, Juz 28 (Cet. 

III; Beiru>t: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th), h. 107. 
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saudara seiman menunjukkan hubungan sesungguhnya di antara umat Islam senasab 

dengan iman sebagai sumber atau asalnya yang mesti dimiliki untuk kebahagian yang 

abadi dan agama Islam merupakan bapaknya.124 Al-Alu>si> lebih jauh menjelaskan 

bahwa pengungkapan persaudaraan orang beriman dengan kata yang menunjukkan 

sanasab dalam redaksi ayat ini merupakan البليغ  penyerupaan yang) التشبيهّ

sempurna), artinya orang beriman seperti saudara kandung karena berasal dari sumber 

yang sama yaitu iman.125 

Al-T{abari> menafsirkan ayat di atas bahwa orang-orang beriman bersaudara 

dalam ikatan agama. Hukum Allah dan Rasul-Nya menjadi alat pemersatu dalam 

persaudaraan mereka apabila terjadi perselisihan.126 Al-Qusyairi> menjelaskan bahwa 

agama dijadikan ikatan persaudaraan karena menjadi dasar dalam mendamaikan 

pihak-pihak yang bertikai. Salah satu syarat menjalin persaudaraan dalam agama yaitu 

dengan memberikan pertolongan kepada seorang mukmin yang membutuhkan dan 

membantu memenuhi hajat saudaranya.127 Al-Sam‘a>ni> juga menjelaskan bahwa 

persaudaraan di antara orang beriman dilakukan dengan cara saling tolong menolong 

dan mengasihi.128 Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Taubah/9: 71; 

 

124Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, Juz 26 (Cet. I; Kairo: Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-

H{alabi>, 1946), h. 131. 

125Syiha>b al-Di>n Mah}mu>d ibn ‘Abdulla>h al-Alu>si>, Ru>h{ al-Ma‘a>ni> fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, 
Juz 13 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), h. 303. 

126Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari>, Jami>‘ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Juz 22 (Cet. I; t.t: 

Muassasah al-Risa>lah, 2000), h. 297. 

127‘Abd al-Kari>m ibn Hawa>zan al-Qusyairi>, Tafsi>r al-Qusyairi>, Juz 3 (Cet. III; Mesir: al-Haiah 

al-Mis}riyah al-‘A<mah li al-Kita>b, t.th), h. 441. 

128Abu> Muzaffar Mans}u>r ibn Muh}ammad al-Sam‘a>ni> al-Tami>mi>, Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz 5 (Cet. 

I; Riyad: Da>r al-Wat}n, 1997), h. 220. 
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مُؤْمِنُوْنَّ
ْ
مُؤْمِنٰتُّّّوَال

ْ
وْلِيَاءُّّّۤبَعْضُهُمّّّْوَال

َ
مُرُوْنَّّّبَعْضٍّ ّّا

ْ
مَعْرُوْفِّّّيَأ

ْ
رِّّّنِّعَّّّوَيَنْهَوْنَّّّبِال

َ
مُنْك

ْ
ّال

وةَّّّوَيُقِيْمُوْنَّ
ٰ
ل وةَّّّوَيُؤْتوُْنَّّّالصَّ

ٰ
َّّّوَيُطِيْعُوْنَّّّالزَّك هّّّٗاللَّه

َ
كَّّّۗوَرَسُوْل ٰۤىِٕ ول

ُ
ُّّّسَيَرْحَمُهُمُّّّا َّّّاِنَّّّّۗاللَّه ّعَزِيْزٌّّّاللَّه

٧١ّّحَكِيْمٌّ
Terjemahnya: 

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi 
penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf, dan 
mencegah berbuat mungkar, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. 
Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.129 

Tolong menolong dan mengasihi saudara seiman dilakukan secara 

berkesinambungan, sehingga hal-hal yang dapat merusaknya seperti perselisihan di 

antara mereka wajib didamaikan atau diadakan islah sebagaimana yang ditunjukkan 

dalam QS al-H{ujura>t/49: 10 di atas.130 Adapun manfaat yang dapat diterima dengan 

menolong saudara seiman berlanjut sampai akhirat. Rasulullah bersabda sebagai 

berikut: 

ّّ نَّ
َ
يْثُ،ّعَنّْعُقَيْلٍ،ّعَنِّابْنِّشِهَابٍّأ

َّ
ثَنَاّالل يْرٍ،ّحَدَّ

َ
يَىّبْنُّبُك ثنََاّيَحْ ّعَبْدَّّحَدَّ نَّ

َ
خْبَرَهُّأ

َ
سَالِمًاّأ

:ّ»المُسّْ
َ

مَّقَال
َّ
يْهِّوَسَل

َ
ىّالُلَّّعَل

َّ
ّصَل ِ ّاللََّّ

َ
ّرَسُول نَّ

َ
خْبَرَهُ:ّأ

َ
ّعَنْهُمَا،ّأ ُ ّبْنَّعُمَرَّرَضِيَّاللََّّ ِ لِمُّاللََّّ

ُّ انَّاللََّّ
َ
كّ خِيهِ

َ
انَّفِيّحَاجَةِّأ

َ
كّ ّيسُْلِمُهُ،ّوَمَنْ

َ
ّيَظْلِمُهُّوَلا

َ
خُوّالمُسْلِمِّلا

َ
ّفِيّحَاجَتِهِ،ّوَمَنّْفَرَّجَّأ

رُبَاتِّيَوْمِّالقِيَامَةِ،ّوَمَنّْسَتَرَّمُسْلِمًاّسَتَرَهُّاّ
ُ
كّ رْبَةًّمِنْ

ُ
كّ ّعَنْهُ ُ رْبَةً،ّفَرَّجَّاللََّّ

ُ
كّ ّعَنّْمُسْلِمٍ ُ للََّّ
 131)رواهّالبخاريّوّمسلمّ(يَوْمَّالقِيَامَةِ«

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Yah}ya> ibn Bukair, telah menceritakan kepada 
kami al-Lais\, dari ‘Uqail, dari Ibn Syiha>b bahwa sesungguhnya Salim 
memberitakan kepadanya sesungguhnya ‘Abdulla>h ibn ‘Umar ra. telah 

 

129Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 272. 

130Abu> Muzaffar Mans}u>r ibn Muh}ammad al-Sam‘a>ni> al-Tami>mi>, Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz 5, h. 

220. 

131Muh}ammad ibn Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 3 dan 9 (Cet. I; t.t: Da>r T{auq al-

Naja>h, t.th), h. 128 dan 22. Lihat juga Muslim ibn al-H{ajja>j al-Naisabu>ri>, S{ah}i>h} Muslim, Juz 4, h. 1996. 
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memberitakan kepadanya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
muslim terhadap saudaranya muslim yang lain tidak menzaliminya, tidak 
menyerahkannya (kepada musuh), barang siapa yang memenuhi hajat 
saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya, barang siapa yang membuka 
kesusahan atau aib seorang muslim maka Allah akan membuka kesusahan atau 
aibnya pada hari kiamat di antara banyaknya kesusahan yang diderita, dan 
barang siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi 
aibnya pada hari kiamat (HR. Al-Bukha>ri> dan Muslim). 

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa sesama muslim bersaudara. Untuk 

menjaga persaudaraan tersebut hendaknya tidak saling menjatuhkan seperti 

menampakan aib, bahkan sebaliknya aib tersebut ditutupi. Atau sampai melakukan 

perbuatan aniaya terhadap seorang muslim. Sementara saling membantu akan 

semakin memperkuat rasa persaudaraan. Hal ini apabila dijalankan dengan istiqamah 

akan memberikan dampak yang besar bagi seorang muslim baik di dunia maupun di 

akhirat.   

Al-Zamakhsyari> menafsirkan dalam QS al-H{ujura>t/49: 10 di atas bahwa 

sesungguhnya iman menjadi pengikat orang-orang beriman sehingga menjadi dekat 

dan harmonis. Persaudaraan dalam agama lebih utama dan kuat karena tidak ada orang 

beriman yang tidak bersaudara sehingga menjadikan mereka loyal satu sama lain.132 

Al-Qurt}ubi> berpendapat bahwa persaudaraan seagama lebih kuat dari pada 

persaudaraan senasab karena persaudaraan senasab bisa putus dengan adanya 

perbedaan agama, sedangkan persaudaraan seagama tidak putus meskipun ada 

perbedaan nasab.133 Al-Bagawi> juga menjelaskan bahwa persaudaraan orang-orang 

beriman merupakn sesuatu yang Allah tanamkan bersamaan dengan eksistensi 

mukmin. Apabila terjadi pertikaian di antara orang-orang beriman, maka iman akan 

 

132Abu> al-Qa>sim Mah}mu>d ibn ‘Amr al-Zamakhsyari>, al-Kasysya>f, Juz 4 (Cet. IV; Beirut: Da>r 

al-Kutub al-‘Arabi>, t.th), h. 366. 

133Abu ‘Abdulla>h Muh}ammad ibn Ah}mad al-Qurt}ubi>, al-Jami‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Juz 16 

(Cet. II; Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyah, 1964), h. 322-323. 
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menjadi pengikat mereka untuk tetap bersama karena iman tidak akan hilang 

meskipun ada perselisihan di antara mereka. Dalam sebuat riwayat, ‘Ali> ibn Abu> T{a>lib 

pernah ditanya tentang keadaan orang-orang yang membangkan kepadanya sebagai 

khalifah pada perang Jamal dan Shiffin. Apakah mereka telah musyrik atau termasuk 

golongan kaum munafik? ‘Ali> menjawab bahwa mereka tetap saudara kita.134 

Dengan demikian, antara iman dan ukhuwah mempunyai korelasi positif untuk 

membangun umat Islam menjadi baik. Bahkan hubungan di antara umat Islam dapat 

mempengaruhi kadar keiman seseorang. Sebagaimana Rasulullah bersabda sebagai 

berikut: 

ّعَنْهُ،ّعَنِّ ُ سٍّرَضِيَّاللََّّ
َ
ن
َ
أ قَتَادَةَ،ّعَنّْ يَى،ّعَنّْشُعْبَةَ،ّعَنّْ ثَنَاّيَحْ :ّحَدَّ

َ
دٌ،ّقَال ثنََاّمُسَدَّ حَدَّ

ثنََاّقَتَادَّ :ّحَدَّ
َ

مِ،ّقَال ِ
ّ
مَّوَعَنّْحُسَيْنٍّالمُعَل

َّ
يْهِّوَسَل

َ
ىّالُلَّّعَل

َّ
ّصَل بِيِّ ّالنَّ بِيِّ سٍّعَنِّالنَّ

َ
ن
َ
أ ةُ،ّعَنّْ

لِنَفْسِهِ« ّ بُّ يُحِ مَاّ خِيهِّ
َ
لِأ ّ بَّ يُحِ حَتَّىّ مْ،ّ

ُ
حَدُك

َ
أ يُؤْمِنُّ ّ

َ
»لا ّ:

َ
قَال مَّ

َّ
وَسَل يْهِّ

َ
عَل الُلَّّ ىّ

َّ
)رواهّّصَل

 135مسلمّ(
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, dia berkata telah menceritakan 
kepada kami Yah}ya>, dari Syu‘bah, dari Qata>dah, dari Anas, dari Nabi saw. (Pada 
jalur lain) dari H{usain, dia berkata telah menceritakan kepada kami Qata>dah, 
dari Anas, dari Nabi saw. bersabda: tidak beriman (tidak sempurna) salah 
seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia 
mencintai dirinya sendiri (HR. Muslim). 

Berdasarkan hadis ini, keimanan seseorang tidak sempurna apabila belum 

mencintai saudaranya. Bentuk kecintaan tersebut ditunjukkan dengan 

memperlakukan saudaranya seperti merawat atau memberi perhatian diri sendiri. 

 

134Abu> Muh}ammad al-H{usain ibn Mas‘u>d al-Bagawi>, Ma‘a>lim al-Tanzi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n, 
Juz 7 (Cet. IV; Da>r T{ayyibah li al-Nasyar wa al-Tauzi>‘, 1997), h. 341. 

135Muslim ibn al-H{ajja>j al-Naisabu>ri>, S{ah}i>h} Muslim, Juz 1, h. 12 dan 67. 
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Istilah ukhuwah di>niyah secara eksplisit telah disebutkan dalam al-Qur’an 

yaitu ketika taubat, shalat, dan zakat dilakukan. Allah berfirman dalam QS al-

Taubah/9: 11; 

قَامُواّتَابُوْاّفَاِنّْ
َ
وةَّّوَا

ٰ
ل تَّّّالصَّ

ٰ
وةَّّوُاوَا

ٰ
مّّّْالزَّك

ُ
يْنِّّّفِىّفَاِخْوَانكُ ّّّۗالدِّ

ُ
ل يٰتِّّوَنُفَصِّ

ٰ
ا
ْ
مُوْنَّّّلِقَوْمٍّّال

َ
عْل ١١ّّيَّ

Terjemahnya: 

Jika mereka bertobat, menegakkan shalat, dan menunaikan zakat, mereka adalah 
saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu 
bagi kaum yang mengetahui.136 

Al-Baid}a>wi> dan al-Qurt}ubi> menafsirkan ayat di atas bahwa apabila seseorang 

taubat dari kekufuran atau kemusyrikan yang ia lakukan dan mematuhi hukum-hukum 

Islam, maka ia adalah saudara seagama orang beriman.137 Rasyi>d Rid}a> menjelaskan 

bahwa ukhuwah di>niyah atau persaudaraan seagama tidak akan terlaksana kecuali 

shalat ditegakkan khususnya berjamaah di masjid dan menunaikan zakat atau 

bersedekah kepada yang butuh di antara umat Islam. Sesungguhnya persaudaraan 

seagama menjadi kokoh dengan dua rukun ini dan menjadi lemah tanpa keduanya.138 

Berdasarkan penjelasan mufassir di atas, dalam membina persaudaraan 

seagama minimal ada tiga hal yang perlu diimplementasikan yakni taubat, shalat, dan 

zakat. Taubat menjadi pintu awal bagi mereka yang sebelumnya kufur atau musyrik 

untuk dapat masuk dalam ikatan persaudaraan seiman. Kemudian shalat ditegakkan 

karena menjadi tiangnya agama apalagi jika diadakan secara berjamaah di masjid, di 

mana shalat berjamaah tersebut menjadi sarana pertemuan bagi umat Islam. Adapun 

 

136Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 259. 

137Na>s}r al-Di>n Abu> Sa‘i>d ‘Abdulla>h ibn ‘Umar al-Baid}a>wi>, Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-
Ta’wi>l, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th), h. 73. Lihat juga Abu ‘Abdulla>h 

Muh}ammad ibn Ah}mad al-Qurt}ubi>, al-Jami‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Juz 8, h. 81. 

138Muh}ammad Rasyi>d ibn ‘Ali> Rid}a>, Tafsi>r al-Mana>r, Juz 10 (t.t: al-Haiah al-Mis}riyah al-

‘A<mah li al-Kita>b, 1990), h. 169. 
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zakat ditunaikan untuk membantu umat Islam yang butuh sehingga jurang sosial 

antara kaya dan miskin dapat diatasi. 

b. Ukhuwah Wat}aniyah 

Kehidupan manusia yang berkelompok-kelompok dalam suku dan bangsanya 

masing-masing merupakan salah satu ketetapan Allah (sunnatulla>h-Nya).139 Untuk 

menjaga keharmonisan di dalam kehidupan berbangsa atau bernegara, masyarakat 

yang ada perlu menjaga persatuan dan kesatuan di antara mereka dengan 

meningkatkan rasa persaudaraan. Ukhuwah wat}aniyah atau ukhuwah fi> al-qabi>lah wa 

al-wat}n adalah persaudaraan yang terjalin atas dasar sebangsa atau setanah air. Al-

Wa>h}idi> menafsirkan QS al-H{ujura>t/49: 10 bahwa persaudaraan yang di maksud dalam 

ayat ini mencakup persaudaraan seagama dan persaudaraan dalam wilayah atau daerah 

tertentu.140 

Di dalam al-Qur’an istilah ukhuwah wat}aniyah atau ukhuwah fi> al-qabi>lah wa 

al-wat}n tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi terdapat isyarat-isyarat di dalam al-

Qur’an terkait hal ini, seperti beberapa firman Allah sebagai berikut: 

QS al-A‘ra>f/7: 65; 

ى
ٰ
خَاهُمّّْعَادٍّّّوَاِل

َ
ّّهُوْدًاّّۗا

َ
َّّاعْبُدُواّيٰقَوْمِّّقَال مّّْمَاّاللَّه

ُ
ك

َ
نّّّْل هٍّّمِّ

ٰ
اّغَيْرُهّّۗٗاِل

َ
فَل

َ
قُوْنَّّا ٦٥ّّتَتَّ

Terjemahnya: 

(Kami telah mengutus) kepada (kaum) ‘Ad saudara mereka, Hud. Dia berkata, 
“Wahai kaumku, Sembahlah Allah, Tidak ada tuhan bagimu selain Dia. 
Tidakkah kamu bertakwa?”141 

 

 

139Lihat QS al-H{ujura>t/49: 13. 

140Abu> al-H{usain ‘Ali> ibn Ah}mad al-Wa>h}idi>, al-Wajiz fi> Tafsi>r al-Kita>b al-‘Azi>z (Cet. I; 

Damaskus: Da>r al-Qalam, t.th), h. 1018. 

141Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 216. 
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QS Hu>d/11: 61; 

ى
ٰ
خَاهُمّّّْثَمُوْدَّّّوَاِل

َ
ّّّّ صٰلِحًاّّا

َ
َّّّاعْبُدُواّّيٰقَوْمِّّّقَال مّّّْمَاّّاللَّه

ُ
ك

َ
نّّّْل هٍّّّمِّ

ٰ
مّّّْهُوَّّّۗغَيْرُهّّّٗاِل

ُ
ك

َ
شَا

ْ
ن
َ
نَّّّا رْضِّّّمِّ

َ
ا
ْ
ّال

مّْ
ُ
يْهِّّتوُْبوُْْٓاّثُمَّّّفَاسْتَغْفِرُوْهُّّفِيْهَاّّوَاسْتَعْمَركَ

َ
يّّْاِنَّّّّۗاِل ِ

يْبٌّّقَرِيْبٌّّرَبّ جِ
٦١ّّمُّ

Terjemahnya: 

Kepada (kaum) samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai 
kaumku, Sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia 
telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh 
karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. 
Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi memperkenankan (doa hamba-
Nya).”142 

QS al-Syu‘ara>’/26: 106; 

ّّاِذّْ
َ

هُمّّْقَال
َ
خُوْهُمّّْل

َ
اّنُوحٌّّْا

َ
ل
َ
قُوْنَّّا ١٠٦ّّّۚتَتَّ

Terjemahnya: 

Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak 
bertakwa?143 

QS al-‘Ankabu>t/29: 36; 

ى
ٰ
خَاهُمّّّْمَدْيَنَّّّوَاِل

َ
ّّّشُعَيْبًاّ ّّا

َ
َّّّاعْبُدُواّّيٰقَوْمِّّّفَقَال يَوْمَّّّوَارْجُواّّاللَّه

ْ
خِرَّّّال

ٰ
ا
ْ
اّّّال

َ
رْضِّّّفِىّّتَعْثَوْاّّوَل

َ
ا
ْ
ّال

٣٦ّّّّۖمُفْسِدِيْنَّ
Terjemahnya: 

Kepada penduduk Madyan, (Kami utus) saudara mereka, (yaitu) Syu’aib. Dia 
berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan 
janganlah kamu berkeliaran di bumi untuk berbuat kerusakan.”144 

QS Qaf/50: 13; 

فِرْعَوْنُّّوَعَادٌّ وْطٍّ ّوَاِخْوَانُّّوَّ
ُ
١٣ّّل

 

 

142Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 315. 

143Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 531. 

144Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 576. 
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Terjemahnya: 

(Demikian juga kaum) ‘Ad, Fir‘aun dan kaum Lut.145 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penyebutan Nabi-nabi terdahulu 

sebagai saudara dari kaum mereka, baik yang seagama maupun yang memusuhi 

mereka merupakan salah satu dasar yang membuktikan bahwa al-Qur’an 

memperkenalkan persaudaraan sesuku, sekaum, atau sebangsa.146 

Ukhuwah wat}aniyah atau ukhuwah fi> al-qabi>lah wa al-wat}n telah diamalkan 

oleh Rasulullah ketika berada di Madinah. Madinah yang sebelumnya bernama 

Yastrib mempunyai penduduk yang multikultural dan kehidupan sosialnya mengalami 

distabilitas yang ditandai dengan perang di antara sesama penduduknya. Rasulullah 

kemudian membentuk Madinah sebagai sebuah negara dan memimpinnya di tengah 

penduduknya yang multikultural. Dalam pendiriannya Rasulullah tidak menjadikan 

Madinah sebagai sebuah kerajaan dengan sistem monarki apalagi sampai otoriter 

dalam rangka mengatur masyarakat, akan tetapi membangunnya dengan 

mempersaudarakan penduduknya yang berselisih dengan konsep ukhuwah sehingga 

terjalin persatuan. Di antara penduduk yang Rasulullah persaudarakan misalnya 

Muhajirin dengan Anshar atau suku ‘Aus dengan Khazraj yang merupakan dua suku 

asli Madinah. Hasil dari penerapan konsep ukhuwah wat}aniyah ini yaitu memberikan 

ketengan jiwa masyarakat dan sebuah negara yang kuat akhirnya terbentuk.147 Azhar 

menjelaskan bahwa ukhuwah wat}aniyah merupakan salah satu metode dakwah yang 

 

145Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 757. 

146M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 4 (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 166. 

147Muh}ammad H{usain H{aikal, H{aya>h Muh}ammad, terj. Ali Audah, Sejarah Hidup Muhammad 
(Cet. III; Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1979), h. 211-220. 
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digencarkan oleh Nabi Muhammad dalam rangka menghidupkan rasa cinta dan 

memiliki terhadap negara, dalam hal ini Madinah.148 

Jadi, ukhuwah wat}aniyah atau ukhuwah fi> al-qabi>lah wa al-wat}n merupakan 

persaudaraan di antara seluruh masyarakat yang hidup dalam suatu suku, bangsa, atau 

negara tertentu. Dalam hal ini persaudaraan yang terbangun tidak terbatas di antara 

umat Islam saja pada suatu negara. Akan tetapi umat Islam dan non muslim bersaudara 

karena hidup sesuku, sebangsa, atau senegara. 

c. Ukhuwah Insa>niyah 

Ukhuwah Insa>niyah atau ukhuwah basyariyah merupakan persaudaraan atas 

dasar kemanusiaan dalam arti seluruh manusia adalah bersaudara karena mereka 

semua berasal dari seorang ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa yang 

menunjukkan bahwa manusia seketurunan sehingga pada dasarnya mereka 

bersaudara.149 Sebagaimana firman Allah dalam QS al-H{ujura>t/49: 13: 

يُّهَا
َ
مّّّْاِنَّاّّالنَّاسُّّّيٰٓا

ُ
قْنٰك

َ
نّّّْخَل رٍّّّمِّ

َ
نْثٰىّّذكَ

ُ
ا مّّّْوَّ

ُ
نٰك

ْ
ّّّشُعُوْباًّّوَجَعَل

َ
قَبَاۤىِٕل مّّّْاِنَّّّّّۚلِتَعَارَفُوْاّّوَّ

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
ّا

ِّّعِنْدَّ مّّْاللَّه
ُ
تْقٰىك

َ
َّّاِنَّّّّۗا ١٣ّّّخَبِيْرٌّّّعَلِيْمٌّّاللَّه

Terjemahnya: 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Mahateliti.150 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pergaulan di antara manusia 

menjadikan terbentuknya ikatan persaudaraan. Aktifitas dan kerjasama yang 

 

148Azhar, “Sejarah Dakwah Nabi Muhammad pada Masyarakat Madinah: Analisis Model 

Dakwah Ukhuwah Basyariyah dan Ukhuwah Wat}aniyah”, JUSPI: Jurnal Peradaban Islam 1, no. 2 

(2017): h. 257-258. 

149M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat, h. 

488-489. 

150Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 755. 
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dilakukan manusia sehari-sehari membuat rasa bersaudara di antara mereka semakin 

kuat.151 Hal ini mengingat juga bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Dengan 

demikian, ukhuwah insa>niyah atau ukhuwah basyariyah telah terbentuk melalui 

pergaulan dan aktifitas yang dilakukan manusia sehingga kehidupan mereka dapat 

berjalan dengan baik, khususnya pada penguatan nilai-nilai toleransi di tengah 

perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia. 

Azhar menjelaskan bahwa ukhuwah basyariyah merupakan salah satu metode 

dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di tengah keragaman masyarakat Madinah 

dalam rangka menumbuhkan semangat persaudaraan atas dasar kemanusiaan. 

Ukhuwah basyariyah oleh Rasulullah dibangun dengan memberikan pemahaman 

tentang kesamaan manusia dihadapan Allah meskipun berasal dari suku atau ras yang 

berbeda-beda. Metode ini kemudian menjadikan umat Islam lebih bersikap toleran 

khususnya kepada non muslim.152 

Jadi, ukhuwah insa>niyah atau ukhuwah basyariyah semakin menguatkan 

eksistensi manusia di dunia ini untuk sama-sama menjalankan tugas kekhalifaan yang 

menuntut semaua pihak untuk memelihara, membimbing, mengarahkan segala 

sesuatu sebagai khali>fatulla>h fi al-ard}. 

d. Ukhuwah Nasabiyah 

Ukhuwah Nasabiyah adalah ikatan persaudaraan yang terjalin karena 

hubungan darah atau keluarga. Persaudaraan ini terbatas pada garis keturunan 

kekerabatan, seperti seayah dan seibu, hanya seayah atau seibu saja. Berikut contoh 

ayat al-Qur’an tentang ukhuwah nasabiyah; 

 

151Lihat h. 78-79. 

152Azhar, “Sejarah Dakwah Nabi Muhammad pada Masyarakat Madinah: Analisis Model 

Dakwah Ukhuwah Basyariyah dan Ukhuwah Wat}aniyah”, h. 257-258. 



96 
 

QS al-Nisa>’/4: 12; 

مّْ۞ّّ
ُ
ك

َ
مّّّْتَرَكَّّّمَاّّنِصْفُّّّوَل

ُ
زْوَاجُك

َ
مّّّْاِنّّّْا

َّ
نّّّْل

ُ
هُنَّّّّيَك

َّ
دٌّّّل

َ
انَّّّفَاِنّّّّْۚوَل

َ
هُنَّّّّك

َ
دٌّّّل

َ
ّّّوَل

َ
مُّفَل

ُ
بُعُّّّك اّّالرُّ نَّّّمَِِّ

ْ
ّتَركَ

ةٍّّّبَعْدِّّّمِنْْۢ وْصِيْنَّّّوَصِيَّ وّّّْبِهَآّّْيُّ
َ
هُنَّّّّّّۗدَيْنٍّّّا

َ
بُعُّّّوَل اّّالرُّ تُمّّّْمَِِّ

ْ
مّّّْاِنّّّْتَركَ

َّ
نّّّْل

ُ
مّّّْيَك

ُ
ك

َّ
دٌّّّل

َ
انَّّّفَاِنّّّّّْۚوَل

َ
مّّّْك

ُ
ك

َ
ّل

دٌّ
َ
هُنَّّّّوَل

َ
مُنُّّّفَل اّّالثُّ تُمّّّْمَِِّ

ْ
نّّْْۢتَركَ ةٍّّّبَعْدِّّّمِّ وّّّْبِهَآّّْتوُْصُوْنَّّّوَصِيَّ

َ
انَّّّوَاِنّّّّّْۗدَيْنٍّّّا

َ
ّّّك

ٌ
وْرَثُّّّرَجُل ةًّّّيُّ

َ
ل
ٰ
ل
َ
ّك

وِّ
َ
ةٌّّّا

َ
هّّْٗٓامْرَا

َ
ل خٌّّّوَّ

َ
وّّّْا

َ
خْتٌّّّا

ُ
ّّّا ِ

ّ
نْهُمَاّّوَاحِدٍّّّفَلِكُل دُسُّّّۚمِّ انُوْْٓاّّفَاِنّّّْالسُّ

َ
ثَرَّّّك

ْ
ك

َ
اۤءُّّّفَهُمّّّْذٰلِكَّّّمِنّّّْا

َ
ّشُرَك

ثِّّّفِى
ُ
ل ةٍّّبَعْدِّّمِنّْْۢالثُّ وْصٰىّوَصِيَّ وّّْبِهَآّّْيُّ

َ
ةًّّّۚمُضَاۤرٍّّّغَيْرَّّدَيْنٍّ ّا نَّّوَصِيَّ ِّّمِّ ُّّّّۗاللَّه ّحَلِيْمٌّّۗعَلِيْمٌّّوَاللَّه

Terjemahnya: 

Bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu 
mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya 
setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. 
Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 
mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, para istri memperoleh 
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang 
kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, 
baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau 
seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis 
saudara itu seperenam harta. Akan tetapi,  jika  saudara-saudara seibu itu lebih 
dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah 
(dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan 
tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.153 

QS al-Nisa>’/12: 23; 

مَتّْ مّّّْحُرِّ
ُ
يْك

َ
مّّّْعَل

ُ
هٰتُك مَّ

ُ
مّّّْا

ُ
مّّّْوَبَنٰتُك

ُ
خَوٰتُك

َ
مّّّْوَا

ُ
تُك مّّّْوَعَمه

ُ
تُك

ٰ
خِّّّوَبَنٰتُّّّوَخٰل

َ
ا
ْ
خْتِّّّوَبَنٰتُّّّال

ُ
ا
ْ
ّال

مُّ
ُ
هٰتُك مَّ

ُ
تِيّّّْْٓوَا

ه
مّّّْال

ُ
رْضَعْنَك

َ
مّّّْا

ُ
خَوٰتُك

َ
نَّّّوَا ضَاعَةِّّّمِّ هٰتُّّّالرَّ مَّ

ُ
مّّّْوَا

ُ
مُّّّنِسَاۤىِٕك

ُ
تِيّّّْوَرَبَاۤىِٕبُك

ه
ّفِيّّّْال

مّْ
ُ
نّّّْحُجُوْرِك مُّّّمِّ

ُ
سَاۤىِٕك

ّ
تِيّّّْنِ

ه
تُمّّّْال

ْ
مّّّْفَاِنّّّْبِهِنَّّّّۖدَخَل

َّ
وْنُوْاّّل

ُ
تُمّّّْتَك

ْ
اّّبِهِنَّّّّدَخَل

َ
مّّّْجُنَاحَّّّفَل

ُ
يْك

َ
ّّّۖعَل

ّ
ُ

اۤىِٕل
َ

مُّّّوَحَل
ُ
بنَْاۤىِٕك

َ
ذِيْنَّّّا

َّ
مّْ ّّمِنّّّْال

ُ
ابِك

َ
صْل

َ
نّّّْا

َ
مَعُوْاّّوَا جْ

َ
خْتَيْنِّّّبَيْنَّّّت

ُ
ا
ْ
اّّال

َّ
فَّّّقَدّّّْمَاّّاِل

َ
َّّّاِنَّّّّّّۗسَل ّاللَّه

انَّ
َ
حِيْمًاّغَفُوْرًاّك ّ۔ّّرَّ

 

 

153Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107. 
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Terjemahnya: 

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, 
saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-
saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, 
anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, 
saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak 
perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang 
telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan 
sudah kamu ceraikan), tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan 
bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) 
mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali 
(kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.154 

Secara umum ayat-ayat ukhuwah nasabiyah berbicara tentang persoalan 

perkawinan dan kewarisan. Adapun dalam hal perkawinan ada saudara sesusuan (al-

rad}a>‘ah) yang kedudukannya sama dengan saudara senasab. Kisah Nabi-nabi 

terdahulu seperi Yusuf dan saudara-saudaranya, atau Musan dan Harun termasuk pada 

ayat-ayat tentang ukhuwah nasabiyah. 

e. Ukhuwah S{ifatiyah 

Salah satu makna dari ukhuwah sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya yaitu persamaan. Persamaan yang kemudian menjadikan terjadinya 

ikatan persaudaraan dapat ditinjau dari berbagai hal, seperti agama, suku, dan lain 

sebagainya. Persamaan dalam sifat juga melahirkan persaudaraan sebagaimana Allah 

berfirman dalam QS al-Isra>’/17: 27; 

رِيْنَّّاِنَّّ مُبَذِّ
ْ
انُوْْٓاّال

َ
يٰطِيْنِّّاِخْوَانَّّك انَّّۗالشَّ

َ
يْطٰنُّّوَك هّّٖالشَّ فُوْرًاّلِرَبِّ

َ
 ٢٧ّك

Terjemahnya: 

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu 
sangat ingkar kepada Tuhannya.155 

 

154Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 109-110. 

155Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 396. 
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 M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa menghamburkan harta benda pada hal-

hal yang bukan tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan, maka sifatnya 

sama dengan sifat-sifat setan. Persamaan pemboros dengan setan merupakan 

persamaan sifat-sifatnya serta keserasian antar keduanya. Mereka berdua sama-sama 

melakukan hal yang batil serta tidak pada tempatnya. Lebih lanjut M. Quraish Shihab 

menjelaskan dengan mengutip Ibn ‘A<syu>r dalam Tafsir Al-Misabh bahwa 

persaudaraan ini dalam arti kebersamaan dan ketidakberpisahan setan dengan 

pemboros. Hal ini karena saudara biasanya selalu bersama dengan saudaranya dengan 

enggan berpisah dengannya. Adapun penambahan kata ّْْٓانُو
َ
اك  pada penggalan ayat di 

atas untuk mengisyaratkan kemantapan persamaan dan persaudaraan itu, yakni telah 

terjadi sejak dahulu dan berlangsung hingga sekarang. Mereka adalah teman lama 

yang tidak mudah dipisahkan. Selanjutnya penyifatan setan dengan “kufur” 

merupakan peringatan keras kepada para pemboros yang menjadi teman setan bahwa 

persaudaraan dan kebersamaan mereka dapat mengantar pada kekufuran. Teman 

saling memengaruhi atau teman sering kali meniru serta meneladani temannya.156 
Selain sifat buruk yang dapat menjadikan seseorang bersaudara sebagaimana 

pada ayat sebelumnya, persamaan dalam hal-hal yang positif juga dapat melahirkan 

ikatan persaudaraan, misalnya melakukan kebaikan. Allah berfirman dalam QS 

Maryam/19: 28; 

خْتَّ
ُ
انَّّمَاّهٰرُوْنَّّيٰٓا

َ
بُوْكِّّك

َ
ّّا

َ
مَاّسَوْءٍّّامْرَا انَتّّْوَّ

َ
كِّّك مُّ

ُ
اّا  ٢٨ّّۖبَغِيًّ

Terjemahnya: 

Wahai saudara perempuan Harun (Maryam), Ayahmu bukan seorang yang 
berperangai buruk dan ibumu bukan seorang pezina.”157 

 

156M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 7, h. 72-73. 

157Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 431. 



99 
 

Ibn Kas\i>r menjelaskan salah satu penafsiran kata َّهٰرُوْن pada ayat ini dari 

beberapa pendapat ulama yaitu seorang laki-laki saleh yang taat beribadah dan zuhud. 

Panggilan kepada Maryam dengan sebutan “saudara perempuan Harun” karena 

keduannya serupa atau sama-sama melakukan kebaikan dan ketaatan.158 

Jadi, persamaan dalam sifat baik positif maupun negatif melahirkan ikatan 

persaudaraan. Sebab dalam persamaan ada keserasian yang dapat membuat sesuatu 

berjalan beriringan dan mendekatkan keduanya. 

4. Urgensi Ukhuwah dalam al-Qur’an 

Konsep ukhuwah dalam al-Qur’an urgen untuk direalisasikan di tengah 

masyarakat. Dewasa ini, manusia modern cenderung bersikap individualistik-fanatis 

terhadap hal tertentu, seperti suku, ras, ideologi, partai, golongan, dan lain sebagainya. 

Hal ini tidak lepas dari perbedaan-perbedaan yang sudah menjadi keniscayaan di 

antara mereka. Tetapi agar perbedaan yang ada tidak sampai membawa pada konflik, 

nilai-nilai ukhuwah dapat jadikan landasan. Apalagi dalam ukhuwah mencari 

“persamaan” yang kemudian dapat menjadi ikatan bersama merupakan langkah efektif 

dalam mengatasi masalah sosial yang disebabkan perbedaan-perbedaan dalam 

masyarakat. 

Ukhuwah khususnya ukhuwah Islamiyah menjadi perekat pilar-pilar sosial 

dalam Islam, seperti persamaan (egaliter), kemerdekaan, persatuan, dan 

musyawarah.159 Ukhuwah melahirkan kerukunan hidup dan kesetiakwanan sosial 

sehingga akan terbentuk silaturahim. Silaturahim menjadi penting bagi umat Islam 

 

158Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l ibn ‘Umar ibn Kas\i>r al-Dimasyq, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz 5 (Cet. 

II; t.t: Da>r T{ayyibah li al-Nasyar wa al-Tauzi>‘, 1999), h. 227. 

159Cecep Sudirman Anshori, “Ukhuwah Islamiyah sebagai Fondasi Terwujudnya Organisasi 

yang Mandiri dan Profesional”, Ta’lim 14, no. 1 (2016): h. 118. 
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karena eksistensinya tidak akan diperhitungkan apabila tidak memelihara dan 

membangun jaringan silaturahim melalui kesadaran ukhuwah.160 

Pada dasarnya, ukhuwah merupakan nikmat yang diberikan Allah untuk 

mempersatukan umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 103; 

بْلِّّّوَاعْتَصِمُوْا ِّّّبِحَ اّّجَمِيْعًاّّاللَّه
َ
ل قُوْاّّوَّ رُوْاّۖتَفَرَّ

ُ
ِّّّنِعْمَتَّّّوَاذكْ مّّّْاللَّه

ُ
يْك

َ
نْتُمّّّْاِذّّّْعَل

ُ
عْدَاۤءًّّّك

َ
فَّّّا

َّ
ل
َ
ّفَا

مّّّْبَيْنَّ
ُ
وْبِك

ُ
صْبَحْتُمّّّْقُل

َ
نْتُمّّّْاِخْوَانًاّّّۚبِنِعْمَتِهّّّْٖٓفَا

ُ
ىّّوكَ

ٰ
نَّّّحُفْرَةٍّّّشَفَاّّعَل مّّّْالنَّارِّّّمِّ

ُ
نْقَذَك

َ
نْهَاّّفَا ذٰلِكَّّّّّۗمِّ

َ
ّك

نُّ ُّّيُبَيِّ مّّْاللَّه
ُ
ك

َ
يٰتِهّّٖل

ٰ
مّّْا

ُ
ك

َّ
عَل

َ
١٠٣ّّتَهْتَدُوْنَّّل

Terjemahnya: 

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah kamu 
bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu 
bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya 
kamu menjadi bersaudara, (ingatlah ketika itu) kamu berada di tepi jurang 
neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.161 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum 

muslimin secara kolektif. Dahulu pada masa Jahiliah permusuhan yang ditandai 

dengan peperangan sekian lama terus berlanjut dari generasi ke generasi. Kemudian 

Allah mempersatukan hati umat pada satu jalan dan arah yang sama yakni dengan 

agama Islam. Agama Islam menjadikan orang-orang bersaudara sehingga tidak ada 

lagi bekas luka di hati mereka. Penyebutan nikmat ini merupakan argumentasi untuk 

memelihara persatuan dan kesatuan. Mereka yang dipersatukan hatinya oleh Allah 

merasa dirinya sama dengan yang lain. Hal yang dialami saudaranya sama-sama 

 

160Muhammad Chirzin, “Ukhuwah dan Kerukunan dalam Perspektif Islam”, Aplikasia: Jurnal 

Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama 8, no. 1 (Juni 2007): h. 1. 

161Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84. 
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mereka rasakan. Inilah salah satu nikmat duniawi yang dapat dirasakan hingga saat 

ini.162 
Rasyi>d Rid}a> menjelaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan apa yang terjadi 

kepada orang beriman pada masa turunnya al-Qur’an yakni pengamalan persaudaraan 

seiman, dalam hal ini sebagaimana yang terjadi di antara kaum Muhajirin dengan 

kaum Anshar.163 Pengamalan persaudaran seiman antara Muhajirin dengan Anshar 

sesuai dengan perintah Rasulullah dalam sabdanya sebagai barikut: 

ّ ُ مَالِكٍّرَضِيَّاللََّّ بْنُّ سُّ
َ
ن
َ
أ ثَنِيّ :ّحَدَّ

َ
،ّقَال هْرِيِّ خْبَرَنَاّشُعَيْبٌ،ّعَنِّالزُّ

َ
أ اليَمَانِ،ّ بُوّ

َ
أ ثنََاّ حَدَّ

اسَدُو حَ
َ

ّت
َ
ّتَبَاغَضُوا،ّوَلا

َ
:ّ»لا

َ
مَّقَال

َّ
يْهِّوَسَل

َ
ىّالُلَّّعَل

َّ
ّصَل ِ ّاللََّّ

َ
ّرَسُول نَّ

َ
ّتَدَابَرُوا،ّعَنْهُّأ

َ
ا،ّوَلا

يَّامٍ«
َ
ثَةِّأ

َ
خَاهُّفَوْقَّثَلا

َ
نّْيَهْجُرَّأ

َ
ّلِمُسْلِمٍّأ

ُّ
ل ّيَحِ

َ
ّإِخْوَانًا،ّوَلا ِ ونُواّعِبَادَّاللََّّ

ُ
)رواهّالبخاريّوكَ

164ّوّمسلمّ(
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu> al-Yama>n, telah memberitakan kepada 
kami Syu‘aib, dari al-Zuhri> berkata, telah menceritakan kepada ku Anas ibn 
Ma>lik ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: jangan saling membenci, 
jangan saling dengki, jangan saling bermusuhan, jadilah hamba Allah yang 
bersaudara. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya di 
atas tiga hari. (HR. al-Bukha>ri> dan Muslim) 

Dari hadis di atas, Rasulullah memerintahkan untuk menjadi hamba Allah yang 

mempunyai rasa persaudaraan di antara sesama. Hal tersebut kemudian dibangun 

dengan menjauhi sifat-sifat buruk dalam diri manusia seperti rasa benci, iri, dan 

permusuhan yang sampai pada perbuatan saling mengacuhkan. 

 

162M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 2, h. 205-208. 

163Muh}ammad Rasyi>d ibn ‘Ali> Rid}a>, Tafsi>r al-Mana>r, Juz 4, h. 18. 

164Muh}ammad ibn Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 8, h. 19. Lihat juga Muslim ibn 

al-H{ajja>j al-Naisabu>ri>, S{ah}i>h} Muslim, Juz 4, h. 1983. 
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Oleh karena itu, ukhuwah merupakan nikmat Allah untuk mempersatukan 

umat khususnya dengan ikatan Agama Islam. Persatuan inilah yang kemudian 

menjadikan umat kuat seperti bangunan yang setiap bagiannya saling menopang atau 

seperti satu kesatuan tubuh manusia yang saling merasakan satu sama lain. Rasulullah 

bersabda sebagai berikut: 

ّ
ْ
بُوّعَامِرٍّال

َ
بِيّشَيْبَةَ،ّوَأ

َ
رِّبْنُّأ

ْ
بُوّبَك

َ
ثنََاّأ بُوّحَدَّ

َ
ثَنَاّعَبْدُّالِلَّّبْنُّإِدْرِيسَ،ّوَأ ا:ّحَدَّ

َ
،ّقَال شْعَرِيُّ

َ
أ

بُوّ
َ
وَأ إِدْرِيسَّ وَابْنُّ مُبَارَكِ،ّ

ْ
ال ابْنُّ ثَنَاّ رَيْبٍ،ّحَدَّ

ُ
بُوّك

َ
أ اءِّ

َ
عَل

ْ
ال بْنُّ دُّ مُحَمَّ ثنََاّ سَامَةَ،ّحّوَحَدَّ

ُ
أ

بِيّبُرْدَةَ،ّعَنّّْ
َ
هُمّْعَنّْبُرَيْدٍ،ّعَنّْأ

ُّ
ل
ُ
سَامَةَ،ّك

ُ
يْهِّأ

َ
ىّالُلَّّعَل

َّ
ّالِلَّّصَل

ُ
ّرَسُول

َ
:ّقَال

َ
بِيّمُوسَى،ّقَال

َ
أ

ّبَعْضُهُّبَعْضًا« بُنْيَانِّيشَُدُّ
ْ
ال

َ
مُؤْمِنِّك

ْ
مُؤْمِنُّلِل

ْ
مَ:ّ»ال

َّ
165ّ)رواهّمسلمّ(وَسَل

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu> Bakr ibn Abu> Syaibah, dan Abu> ‘A<mir al-
Asy‘ari>, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abdulla>h ibn Idri>s, 
dan Abu> Asa>mah, telah menceritakan kepada kami Muh}ammad ibn al-‘Ala>’ Abu> 
Kuraib, telah menceritakan kepada kami Ibn al-Muba>rak, Ibn Idri>s, dan Abu> 
A<sa>mah, semuanya dari Buraid, dari Abu> Burdah, dari Abu> Mu>sa>, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: seorang mukmin bagi mukmin yang lain bagaikan 
sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. (HR. Muslim) 

بِّ
َ
ثنََاّأ دُّبْنُّعَبْدِّالِلَّّبْنِّنُمَيْرٍ،ّحَدَّ ثنََاّمُحَمَّ عْمَانِّحَدَّ ،ّعَنِّالنُّ عْبِيِّ رِيَّاءُ،ّعَنِّالشَّ

َ
ثَنَاّزكَ ي،ّحَدَّ

هِمْ،ّ تَوَادِّ فِيّ مُؤْمِنِينَّ
ْ
ال ّ

ُ
مَثَل ّ" مَ:ّ

َّ
وَسَل يْهِّ

َ
عَل الُلَّّ ىّ

َّ
صَل الِلَّّ ّ

ُ
رَسُول ّ

َ
قَال ّ:

َ
قَال بَشِيرٍ،ّ بْنِّ

مِنْهُّعُضّْ ىّ
َ
اشْتَك إِذَاّ جَسَدِّ

ْ
ال ّ

ُ
مَثَل وَتَعَاطُفِهِمّْ هَرِّوَتَرَاحُمِهِمْ،ّ بِالسَّ جَسَدِّ

ْ
ال سَائِرُّ هُّ

َ
ل تَدَاعَىّ وٌّ

ى حُمَّ
ْ
 .166)رواهّمسلمّ(وَال

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad ibn ‘Abdulla>h ibn Numair, telah 
menceritakan kepada kami Abu>, telah menceritakan kepada kami Zakariyya>’, 
dari al-sya‘bi>, dari al-Nu‘ma>n ibn Basyi>r berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
perumpamaan mukmin dalam saling mencintai, saling menyayangi, dan saling 
mengasihi di antara mereka seperti sebuah jasad yang apabila salah satu 

 

165Muslim ibn al-H{ajja>j al-Naisabu>ri>, S{ah}i>h} Muslim, Juz 4, h. 1999. 

166Muslim ibn al-H{ajja>j al-Naisabu>ri>, S{ah}i>h} Muslim, Juz 4, h. 1999. 
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bagiannya mengeluh maka seluruh tubuh akan merasakan baik dalam keadaan 
sehat maupun sakit. (HR. Muslim) 

Jadi, nilai-nilai ukhuwah mempunyai peran penting dalam kahidupan manusia 

khususnya umat Islam. Ukhuwah dapat menjadi perekat di tengah perbedaan-

perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik. 

C. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pembinaan Umat Islam 

1. Sejarah Lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga Masyarakat yang mewadahi 

ulama, zuama, dan cendikiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina 

dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri 

pada tanggal 7 Rajab 1395 H yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, 

Indonesia. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan dalam musyawarah para ulama, 

cendekiawan dan zuama yang datang dari berbagai wilayah Indonesia. Antara lain 

meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 

orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, 

Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, 

PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan 

Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh atau 

cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, 

dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya 

para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam 

Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang 

kemudian disebut dengan Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI 

bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, 

setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam 
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perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan 

rohani umat.167 

Ide awal pembentukan MUI berasal dari lokakarya Nasional para dai muslim 

tahun 1974. Dalam lokakarya tersebut disepakati untuk membentuk Majelis Ulama 

Indonesia. Presiden Soeharto dalam sambutannya pada lokakarya tersebut 

menyerukan agar diadakan badan nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum 

muslimin. Kemudian pada tanggal 24 Mei 1974 saat Soeharto menerima Dewan 

Majelis Indonesia, dia kembali mempertegas pernyataannya untuk membentuk MUI. 

Dasar normatif pemerintah mengajukan pembentukan MUI adalah perlunya suatu 

wadah untuk menyatukan kaum muslimin. Pada tanggal 12 s/d 18 Rajab 1395 H atau 

21-27 Juli 1975 diadakanlah musyawarah Nasional I Majelis Ulama di Balai Sidang 

Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh 

Menteri Agama berdasarkan keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975 yang diketuai oleh 

Letjen. H. Soedirman dan tim penasehat yang terdiri atas Hamka, KH. Abdullah 

Syafe’i dan KH. M. Syukri Gazali.168 

Majelis Ulama Indonesia mengadakan beberapa kali musyawarah nasional dan 

mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, yaitu: 

a. 1977 – 1981 Prof. Dr. Hamka 

b. 1981 – 1983 KH. Syukri Ghozali 

c. 1983 – 1990 KH. Hasan Basri 

d. 1990 – 2000 Prof. KH. Ali Yafie 

 

167“Sejarah MUI”, Situs Resmi MUI. https://mui.or.id/sejarah-mui/ (20 Oktober 2020) 

168Muh. Natsir, Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Pembinaan 
Umat: Perspektif Pemikiran Politik Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 103-

104. 

https://mui.or.id/sejarah-mui/
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e. 2000 – 2014 KH. M. Sahal Mahfudz 

f. 2014 – 2015 Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin 

g. 2015 – 2020 Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin 

h. 2020 – 2025 KH. Miftachul Akhyar 

Berdirinya MUI adalah untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam 

konteks perjuangan nasional yang tercermin dalam program kerja sebagai berikut: 

a. Memantapkan, menguatkan, dan mendayahgunakan MUI sebagai organisasi para 

ulama. 

b. Memantapkan dan menguatkan kesadaran hidup beragama di kalangan umat 

dengan tatanan masyarakat sosial religius dalam wadah Negara RI yang 

berfalsafah Pancasila. 

c. Memantapkan dan menguatkan kesadaran beragama untuk menggalang kesatuan 

dan persatuan bangsa. 

d. Memantapkan dan menguatkan peranan ulama serta partisipasi umat Islam dalam 

mensukseskan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat 

keseluruhannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta diridhoi Allah.169 

MUI sebagai lembaga yang berdiri di atas semua kelompok mempunyai tugas 

luhur untuk memadukan langkah-langkah umat Islam Indonesia agar terarah sesuai 

dengan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Artinya MUI dapat 

mengayomi kelompok-kelompok atau organisasi keagamaan khususnya di kalangan 

umat Islam dengan senantiasa menjaga keutuhan bangsa dan mengedepankan 

 

169Muh. Natsir, Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Pembinaan 
Umat: Perspektif Pemikiran Politik Islam, h. 105. 
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kebersamaan.170 Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan 

cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, MUI adalah 

gerakan masyarakat. Dalam hal ini, MUI tidak berbeda dengan organisasi-organisasi 

kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam yang memiliki keberadaan otonom dan 

menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam 

kemandirian untuk tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar 

dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas 

nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di 

kalangan umat Islam, MUI tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi 

organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan 

tersebut, apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili 

kemajemukan dan keragaman umat Islam. MUI sesuai niat kelahirannya menjadi 

wadah silaturrahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok 

di kalangan umat Islam. Kemandirian MUI tidak berarti menghalanginya untuk 

menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri 

maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-

masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. 

Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran MUI bahwa organisasi ini hidup 

dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dan menjadi bagian utuh dari 

tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen 

bangsa untuk kebaikan serta kemajuan bangsa. Sikap MUI ini menjadi salah satu 

ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rah}mah li al-‘a>lami>n.171 

 

170Muh. Natsir, Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Pembinaan 
Umat: Perspektif Pemikiran Politik Islam, h. 106. 

171“Sejarah MUI”, Situs Resmi MUI. 
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Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan 

cendikiawan muslim dalam pembinaan umat Islam Indonesia berusaha memberikan 

bimbingan dan tuntunan kepada umat, memberikan nasihat dan fatwa kepada 

pemerintah serta masyarakat, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan, 

penghubung dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah dalam upaya 

ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur, dan diridhoi 

Allah. Usaha dalam pembinaan umat seperti ini menjadikan MUI sebagai salah satu 

pembentuk karakter bangsa.172 

Jadi, dapat disimpulkan dari sejarah lahirnya MUI bahwa lembaga ini didirikan 

dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk menghimpun umat Islam Indonesia 

dalam satu wadah bersama. 

2. Tujuan dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Tujuan Majelis Ulama Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang 

berkualitas (khair ummah), negara yang aman, damai, adil, Makmur, sehat jasmani 

dan rohani, serta diridai Allah. Dalam mencapai tujuannya, MUI melakukan beberap 

usaha sebagai berikut: 

a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam agar tercapainya 

kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan kuat dan mendorong 

terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khairu ummah). 

b. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, amar makruf nahi 

mungkar untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat 

yang diridai Allah. 

 

172Muh. Natsir, Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Pembinaan 
Umat: Perspektif Pemikiran Politik Islam, h. 106. 
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c. Memberikatan peringatan, nasihat, dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 

kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (hikmah) serta 

menyejukkan. 

d. Merumuskan hubungan keummatan yang memungkinkan terwujudnya ukhuwah 

Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan 

dan kesatuan bangsa. 

e. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah, penerjemah timbal balik 

antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat berkualitas (khairu 

ummah) yang diridai Allah. 

f. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara orang perorang, lembaga Islam, 

dan cendikiawan muslim untuk menciptakan program-program bersama demi 

kepentingan umat. 

g. Usaha dan kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan hak asasi.173 

Adapun fungsi Majelis Ulama Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam 

Kumpulan Keputusan Musyawarah Nasional VII Tahun 2005 yaitu sebagai berikut: 

a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim dalam 

mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan islami. 

b. Sebagai wadah silaturahim para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim untuk 

mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam serta menggalang ukhuwah 

Islamiyah. 

c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar 

umat beragama. 

 

173Muh. Natsir, Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Pembinaan 
Umat: Perspektif Pemikiran Politik Islam, h. 117-118. 



109 
 

d. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun 

tidak diminta.174 

3. Peran dan Orientasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran yang penting bersadasarkan 

eksistensinya sebagai pewari para Nabi (waras}ah al-anbiya>’), yaitu sebagai berikut: 

a. MUI berperan menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya 

suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Peran ini 

akan berusaha membawa pada perubahan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam 

dengan konsekuensi menerima sebuah tekanan karena boleh akan bergesekan 

dengan tradisi, budaya, dan perdaban manusia. 

b. MUI berperan sebagai mufti yang memberikan fatwa bagi umat Islam, baik 

diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, MUI 

mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang 

mempunyai beragam aliran, pemahaman atau pemikiran, dan organisasi 

keagamaan. 

c. MUI berperan sebagai pelayan umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, 

aspirasi, dan tuntunan mereka. Terkait hal ini, MUI senantiasa berusaha 

memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk 

bimbingan dan fatwa-fatwa. Senantiasa tampil di depan dalam membela dan 

memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa terhadap hubungannya dengan 

pemerintah. 

 

174Muh. Natsir, Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Pembinaan 
Umat: Perspektif Pemikiran Politik Islam, h. 116-117. 
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d. MUI berperan menegakkan amar makruf nahi mungkar dengan penuh hikmah dan 

istiqamah. Peran ini menjadikan MUI wadah pengkhidmatan bagi para 

pendakwah untuk senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan 

masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam untuk 

menjadi masyarakat yang berkualitas. Dalam hal ini, MUI menerapkan etika 

moral agama dan budaya, terutama nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, 

keterbukaan, kebebesan, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan sosial, politik, 

serta ekonomi. 

e. MUI berperan menjadi pelopor gerakan pembaharuan (tajdi>d) pemikiran dan 

islah. Sebagai Islah, MUI menjadi juru damai apabila terjadi perbedaan pendapat 

di kalangan umat Islam dengan menempuh jalan kompromi (al-sam‘u wa al-

taufi>q) dan tarjih sehingga persaudaraan atau ukhuwah tetap terpelihara di 

kalangan umat Islam Indonesia.175 

Adapun orientasi pengkhidmatan MUI ada sembilan, yaitu sebagai berikut: 

a. Diniyah, MUI merupakan wadah yang mendasari semua langkah dan kegiatannya 

pada nilai ajaran Islam yang bersifat kaffah. 

b. Irsyadiyah, MUI berupaya mengajak umat manusia kepada kebaikan serta 

melaksanakan amar makruf nahi mungkar dalam arti seluas-luasnya. Seluruh 

kegiatan MUI dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi 

dakwah. 

 

175Muh. Natsir, Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Pembinaan 
Umat: Perspektif Pemikiran Politik Islam, h. 115-116. 
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c. Istiabiyah wa istifaiyah, MUI senantiasa memberikan jawaban positif dan 

responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui 

prakarsa kebajikan dan semanagat berlomba dalam kebaikan. 

d. H{urriyah, MUI merupakan wadah independen, merdeka, bebas, dan tidak 

tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil 

keputusan, mengeluarkan pikiran dan pendapat. 

e. ta‘a>wuniyah, MUI berkhidmat berdasarkan semangat tolong menolong untuk 

kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum duafa untuk meningkatkan harkat 

dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dijiwai ukhuwah 

Islamiyah yang berkembang menjadi persaudaraan kebangsaan (ukhuwah 

wat}aniyah) dan persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah basyariyah). 

f. Syuriyah, MUI berkhidmat dengan mengedepankan prinsip musyawarah dalam 

mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif, 

dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam 

masyarakat. 

g. Tasa>muh, MUI berkhidmat mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam 

menghadapi masalah-masalah khila>fiyah. 

h. Qudwah, MUI berkhidmat dengan mengedepankan kepeloporan dan keteladanan 

melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat. 

i. Al-Duwa>liyah, MUI berkhidmat dengan menyadari dirinya sebagai anggota 

masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia 

sesuai dengan ajaran Islam.176 

 

176Muh. Natsir, Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Pembinaan 
Umat: Perspektif Pemikiran Politik Islam, h. 111-114. 
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Khusus mengenai ukhuwah, Menurut M. Atho Mudzhar bahwa ukhuwah 

Islamiyah termasuk program fungsional dan program asli MUI yang sifatnya memberi 

bimbingan dan nasihat kepada umat Islam dan pemerintah.177 Oleh karena itu, dalam 

susunan organisasi MUI terdapat divisi khusus yang membidangi ukhuwah Islamiyah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177M. Atho Mudzhar, dkk., Fatwa Majelis Ulama Indonesia: dalam Perspektif Hukum dan 
Perundang-Undangan, h. xxx. 
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D. Kerangka Konseptual 

Ayat-ayat Ukhuwah dalam al-Qur’an 

 

QS al-H{ujura>t/49: 10; QS al-Taubah/9: 11; 

QS Qaf/50: 13; QS al-A‘ra>f/7: 65, 73, 85; QS 

al-Syu‘ara>’/26: 106, 124, 142, 161; QS al-

Naml/27: 45; QS Hu>d/11: 50, 61, 84; QS al-

Ah}qa>f/46: 21; QS al-‘Ankabu>t/29: 36; QS al-

Baqarah/2: 220; QS al-Isra>’/17: 27; QS 

Maryam/19: 28 
 

Konsep Ukhuwah dalam al-Qur’an 

 

1. Ukhuwah Di>niyah / Seagama (إخوة) 
2. Ukhuwah Wat}aniyah / Sebangsa (اخا, اخوا, إخوان) 
3. Ukhuwah Insa>niyah / Sekemanusiaan ( انثىخلقنكم من ذكرو ) 

4. Ukhuwah Nasabiyah / Senasab (اخ, اخت) 

5. Ukhuwah S{ifatiyah / sesifat (إخوان) 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar 

Konsepsi Faktor Pendukung dan Penghambat Fungsi dan Peran 

Implementasi Ayat-Ayat Ukhuwah dalam al-Qur’an menurut Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Kota Makassar 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif1 dan termasuk dalam penelitian 

lapangan (field research) di mana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk 

memperoleh dan mengumpulkan data. Penelitian ini berusaha menggambarkan secara 

komprehensif ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an dan implementasinya menurut 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar. Ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an 

yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini akan dianalisis dalam aspek penerapan 

dan aplikasinya pada situasi alamiah tokoh-tokoh dan pengurus Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Kota Makassar. Dalam hal ini berdasarkan pandangan dan 

pengalaman mereka, serta fungsi dan peran MUI yang merupakan bentuk 

implementasi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar, tepatnya di Jalan 

Masjid Raya No. 1 Makassar. Di lokasi ini para tokoh-tokoh dan pengurus dari Majelis 

 

1Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan paradigma interpratif dan 

konstruktif yang memandang realitas sosial sebagi sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, 

penuh makna, dan memiliki hubungan gejala yang bersifat interaktif. Menurut Sugiyono sebagaimana 

yang dikutip oleh Bambang Rustanto bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan 

pada kondisi alamiah. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mengungkap makna dari pandangan subjek 

yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang diteliti secara luas, menyeluruh, 

dan mendalam, serta tidak ditujukan untuk mencari generalisasi. Sebagai sebuah metode, penelitian 

kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan hasil penelitiannya 

menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Penelitan kualitatif dalam subjeknya diarahkan 

untuk melihat pengalaman orang atau individu, kelompok, masyarakat luas, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah 

dengan perspektif mereka sendiri. Lihat Bambang Rustanto, Penelitian Kualitatif: Pekerjaan Sosial 
(Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 8 dan 12-13. 
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Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar berkantor dan beraktivitas terkait dengan 

tugas-tugas organisasi, sehingga data-data yang diperlukan tentang ayat-ayat 

ukhuwah dalam al-Qur’an dan implementasinya akan diperoleh secara akurat. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada suatu penelitian merupakan pola pikir, wawasan, cara 

pandang atau alat yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam sebuah 

penelitian. Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu keilmuan 

multidisipliner, meliputi pendekatan ilmu tafsir dan sosiologis. 

1. Pendekatan Ilmu Tafsir 

Ilmu Tafsir adalah pengetahuan tentang cara yang ditempuh dalam menelaah, 

membahas, dan merefleksikan kandungan al-Qur’an berdasarkan kerangka konsep-

konsep tertentu.2 Pada pendekatan ini, peneliti akan melacak ayat-ayat terkait 

ukhuwah dengan menggunakan metode tematik (maud}u>‘i>) secara khusus dan 

mengemukakan pandangan mufassir, baik klasik maupun modern yang kemudian 

dielaborasi dengan pandangan MUI Kota Makassar sebagai bentuk implementasi 

ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an. 

2. Pendekatan Sosiologis 

Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, proses, dan 

perubahan sosial pada manusia dalam masyarakat.3 Penggunaan sosiologi dalam 

penelitian agama karena banyak ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial.4 

Kemudian salah satu objek penelitian pendekatan sosiologi terhadap agama menurut 

 

2Abd. Muin salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud{u>’i>, h. 7. 

3M. Arif Khoiruddin, “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam”, Tribakti: Jurnal Pemikiran 

Islam 25, no. 2 (2014): 395. 

4M. Arif Khoiruddin, “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam”, h. 403. 
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Keith A. Robert sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Yusuf yaitu kelompok-

kelompok dan lembaga keagamaan yang merupakan pranata-pranata sosial yang 

menjadi infrastruktur tegaknya agama dalam masyarakat.5 Berdasarkan penjelasan 

tersebut, pendekatan sosiologis digunakan dalam penelitian ini karena ayat-ayat 

ukhuwah berbicara tentang hubungan sosial manusia. Sementara Mejelis Ulama 

Indonesia (MUI) Kota Makassar merupakan lembaga keagamaan atau organisasi 

masyarakat (ormas) Islam yang berusaha membimbing masyarakat dan menegakkan 

ajaran Islam.  

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber data primer adalah data utama terkait masalah yang diteliti yaitu 

diperoleh dari tokoh-tokoh dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 

Makassar sebagai informan atau subjek dalam penelitian ini. 

2. Sumber data sekunder adalah data tambahan untuk menunjang data primer 

sehingga memperkuat hasil atau temuan dalam penelitian ini. Data ini 

didapatkan dari buku teks, jurnal, dokumen atau tulisan yang mempunyai 

relevansi dengan masalah yang diteliti, kitab tafsir, kitab hadis, dan lain 

sebagainya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Data dari 

obsevasi berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, Tindakan, 

 

5Dosen Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Metode Penelitian 

Living Qur’an dan Hadis (Cet. I; Yogyakarta: TERAS, 2007), h. 55. 
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pembicaraan, interaksi interpersonal, dan interaksi dalam suatu organisasi atau 

pengalaman para anggotanya. Observasi digunakan dalam pengumpulan data karena 

suatu gejala, peristiwa, fakta, masalah, atau realita baru dapat dimengerti oleh peneliti 

apabila berada langsung di tempat aslinya sehingga akan didapatkan gambaran yang 

menyeluruh dan komprehensif. Hal ini sesuai juga dengan ciri khas penelitian 

kualitatif, yakni berusaha memahami suatu masalah dalam situasi alamiahnya (natural 

setting). 6 

Langkah awal dalam melakukan obsevasi di antaranya mengidentifikasi 

tempat penelitian dan membuat pemetaan.7 Adapun dalam penelitian ini, jenis 

observasi yang digunakan ialah partisipatif (participatory observation). Observasi 

partisipatif adalah pengamatan secara langsung terhadap subjek dan objek yang 

diteliti. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar menjadi 

fokus observasi dalam penelitian ini. Tokoh-tokoh dan pengurusnya sebagai subjek 

penelitian akan diamati pandangannya, pengalamannya, atau interaksi 

interpersonalnya terkait implementasi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an yang objek 

penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan untuk tujuan tertentu antara dua orang atau 

lebih dengan tanya jawab secara lisan.8 Menurut Nazir sebagaimana yang dikutip oleh 

Hardani, dkk., bahwa wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk 

 

6J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya (Jakarta: 

PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 112-114. 

7J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, h. 112. 

8Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Cet. I; Yogyakarta: CV. Pustaka 

Ilmu Group, 2020), h. 137. 
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tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan.9 Tujuan yang dimaksud dalam sebuah wawancara yaitu untuk 

menagkap persepsi, pikiran, pendapat, dan perasaan tentang suatu gejala, peristiwa, 

fakta, atau realita untuk dipahami, dieksplisitkan, dan dianalisis secara ilmiah.10 

Seseorang yang kepadanya diajukan pertanyaan-pertanyaan disebut informan. 

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan subjek penelitian yang menjadi 

sumber memperoleh keterangan terkait situasi dan kondisi yang menjadi latar 

penelitian. Subjek disebut informan karena memberikan informasi-informasi utama 

yang dibutuhkan dalam penelitian. Jadi, informan yang menjadi subjek pada penelitian 

kualitatif merupakan orang yang memberi penjelasan tentang data yang diperlukan 

peneliti terkait variabel atau masalah yang sedang diteliti. 

Kriteria utama dalam menentukan informan adalah mereka yang kredibel 

memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cara menceritakan pengalamannya 

terhadap gejala atau peristiwa yang menjadi masalah penelitian. Adapun data yang 

diperoleh dari wawancara ini berupa persepsi, pengalaman, pendapat, perasaan, dan 

pengetahuan.11 Untuk jumlah informan yang akan diwawancara dalam penelitian ini 

ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling, artinya data digali dari 

berbagai informan berdasarkan tujuan tertentu. Informan yang dimaksud yaitu tokoh-

tokoh dan pengurus yang mewakili MUI berdasarkan posisi mereka dalam organisasi. 

Dalam penelitian ini ada tiga informan yang akan diwawancara yaitu ketua umum, 

sekretaris umum, ketua komisi yang membidangi ukhuwah. Untuk melihat tingkat 

 

9Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 138. 

10J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, h. 116. 

11J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, h. 109-

110. 
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kredibilitas data, dalam penelitian ini informan dibagi dua yakni ulama yang mewakili 

ketokohan (ketua dan sekretaris) dan pengurus struktural (ketua komisi ukhuwah). 

Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terbuka dan 

mendalam (open-indepth interview). Dengan wawancara terbuka, informan dapat 

merekonstruksi berbagai pengalaman, pendapat, persepsi, dan pengetahuannya sesuai 

dengan situasi alamih mereka (natural setting). Adapun wawancara mendalam akan 

membantu peneliti dalam menangkap arti yang diberikan oleh informan dari 

pengalaman atau pendapatnya. Pengalaman dan pendapat inilah yang menjadi bahan 

dasar data untuk dianalisis. Namun meskipun terbuka, wawancara tetap terstruktur 

mengikuti pedoman wawancara agar lebih efektif dan efisien. Jadi, langkah-langkah 

dalam penelitian ini yakni pertama, peneliti mengajukan pertanyaan terkait masalah 

yang diteliti; kedua, informan memberikan jawaban sesuai dengan pandangan dan 

pengalaman mereka; ketiga, peneliti mencatat dan merekam jawaban informan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan dan penyimpanan sesuatu yang tertulis. 

Adapun dokumentasi berakar kata dokumen yaitu sesuatu yang tertulis. Dalam 

penelitian kualitatif, salah satu jenis sumber data yakni teks dan gambar. Data jenis 

teks berupa tulisan atau catatan, seperti naskah, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, 

dan lain sebagainya. Sementara data jenis gambar berupa foto atau sketsa. 

Dokumentasi berguna untuk menunjang metode observasi dan wawancara karena 

dokumen merupakan sumber yang stabil dan bukti yang kongkrit.12 Jadi, dokumentasi 

dilakukan dengan cara mencatat data-data yang sudah ada. Adapun dalam penelitian 

ini, AD/ART Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar menjadi dokumen 

 

12Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 149-151. 
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utama terkait implementasi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an serta dokumen-

dokumen lain yang mempunyai relevansi seperti hasil fatwa dan lain sebagainya. 

Termasuk dalam metode dokumentasi ialah studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan digunakan untuk melacak tulisan-tulisan yang dapat menunjang 

penelitian seperti buku teks, jurnal, artikel, kitab-kitab, dan lain sebagainya.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah media atau alat yang digunakan dalam menggali 

dan mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri yang menjadi 

instrumen kunci (key instrument). Peneliti sebagai instrumen berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, 

menganalisis dan menafsirkan data, serta membuat kesimpulan atas temuannya.13 

Menurut Nasution sebagaimana yang dikutip oleh Hardani bahwa alasan 

menjadikan peneliti itu sendiri sebagai instrumen karena dalam penelitian kualitatif 

segala sesuatu masih sementara dan perlu dikembangkan sepajang penelitian. Tetapi 

apabila masalah dan fokus penelitiannya telah jelas, maka dapat dikembangkan suatu 

instrumen lain yang dapat melengkapi data-data yang diperlukan.14 

Jadi, dalam penelitian ini selain peneliti sendiri sebagai intstrumen, digunakan 

juga instrumen lain sebagai alat bantu, seperti pedoman observasi tentang kegiatan 

yang akan dilaksanakan di lapangan, pedoman wawancara yang berisi daftar 

pertanyaan-pertanyaan kunci terkait masalah yang diteliti, pedoman dokumentasi 

yang memuat kategori-kategori yang akan dikumpulkan datanya, alat tulis, dan 

perekam pembicaraan. 

 

13Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 117. 

14Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 118. 



121 
 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari aktivitas observasi, wawancara, dan dokumentasi 

akan diolah secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas terkait situasi 

dan kondisi di lapangan. Dari pengolahan ini juga, data-data yang mempunyai 

signifikansi terkait fokus dan masalah dalam penelitian ini akan teruraikan dengan 

baik sehingga mudah dipahami. Adapun tahapan pengolahan data yang dilakukan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan 

pentransformasian data-data dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara 

terus menerus selama pengumpulan data sampai penulisan laporan akhir penelitian. 

Reduksi akan mengorganisir dan mengkode data sedemikian rupa sehingga data 

terklasifikasi ke dalam golongan tertentu dan data-data yang tidak perlu akan dibuang. 

Dengan reduksi, data dapat disederhanakan sehingga penelusuran tema yang nanti 

menjadi temuan (findings) mudah dilakukan.15 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian atau displai data adalah menampilkan data dalam bentuk tertentu 

sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, data 

ditampilkan dalam bentuk teks naratif-deskriptif. Hal ini bertujuan untuk 

menggambarkan segala sesuatu yang diperoleh dari lapangan, baik peristiwa maupun 

pandangan subjek penelitian. Khusus pada pandangan subjek penelitian, penyajian 

 

15Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 164. 
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data menggunakan perspektif emic, yaitu data dipaparkan dalam bentuk deskripsi 

menurut bahasa atau cara pandang subjek penelitian.16 

c. Reliabel Data (Data Reliability) 

Reliabel data adalah proses pengukuran data yang didapatkan dalam penelitian 

untuk menguji keandalan informasi. Pada proses ini data-data yang diperoleh dari 

informan akan dilihat korelasinya satu sama lain. 

d. Penarikan Kesimpulan (Concluding) 

Setelah data direduksi dan ditampilkan secara naratif-deskriptif, peneliti 

kemudian menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan 

masalah dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan 

metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data-data 

khusus. 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah mengatur secara sistematis hasil observasi, wawancara, 

dokumentasi dengan cara mengorganisirnya, memecahnya dalam unit-unit kecil, 

mencari pola atau temanya, dan menafsirkan atau meninterpretasikannya sehingga 

menghasilkan suatu pemikiran, teori, atau gagasan baru yang disebut findings. 

Findings dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, 

insights, dan arti (understanding).17 

Metode analisis kualitatif bersifat induktif dan holistik. Induktif yaitu bertitik 

tolak dari yang khusus ke umum. Artinya mulai dari fakta, realita, atau gejala khusus 

 

16Dosen Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Metode Penelitian 

Living Qur’an dan Hadis, h. 71-72. 

17J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, h. 121-

122. 
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untuk membangun pola-pola umum yang kemudian terbentuk sebuah teori. Adapun 

holistik yaitu memahami suatu gejala secara menyeluruh, termasuk mendeskripsikan 

dan menginterpretasikan lingkungan sosial manusia atau organisasi eksternal yang 

mempengaruhinya.18 

Analisis data pada dasarnya telah dilakukan sejak di lapangan ketika 

mengerjakan pengumpulan data. Langkah-langkah analisis kualitatif yang dilakukan 

yaitu sebagai barikut: pertama, membaca berkali-kali data yang diperoleh sambil 

mengurangi informasi tumpang tindih atau berulang-ulang; kedua, melihat 

signifikansi data yang diperoleh; ketiga, mengklasifikasi atau koding data yang 

memiliki kemiripan satu sama lain; keempat, mencari pola atau tema yang mengikat; 

kelima, mengkonstruksi framework untuk mendapatkan esensi dari data yang 

diperoleh.19 Interpretasi data digunakan untuk mendapatkan esensi tersebut. 

Interpretasi data dalam penelitian kualitatif dicapai melalui interaksi antara peneliti 

dengan informan. Peneliti memahami sudut pandang informan (emic) dengan cara 

mempelajari dan memaknai apa yang mereka lakukan atau katakan.20 

Jadi, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif 

dan holistik. Cara kerjanya yaitu data akan diklasifikasi berdasarkan tema atau konsep 

tertentu dalam hal ini rumusan masalah, kemudian diinterpretasi untuk menemukan 

makna, dan menentukan esensi sebagai sebuah hasil dari penelitian ini. 

 

18J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, h. 121. 

Lihat juga Septiawan Santana K., Menulis Ilmian Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 51. 

19Septiawan Santana K., Menulis Ilmian Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 61-63. Lihat juga 

J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, h. 123. 

20A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan 

Penelitian Kualitatif (Cet. VI; Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2011), h. 126-127. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk melihat kebenaran data atau 

validitasnya selama proses penelitian. Terdapat empat teknik pemeriksaan yang 

dilakukan untuk mendapatkan kepastian data, yakni sebagai berikut: 

1. Uji Kredibilitas (Credibility) 

Uji kredibilitas (credibility) merupakan teknik yang dilakukan peneliti untuk 

memberi derajat kepercayaan akan data yang diperoleh. Kepercayaan digunakan untuk 

menjamin keabsahan data dari purposive sampling yang dilakukan pada informan.21 

Untuk menjalankan pengujian ini, ada tiga cara yang dilakukan, yaitu: 

a. Perpanjangan waktu penelitian, yaitu peneliti menambah keikutsertaan di 

lapangan sampai data mencapai kejenuhan. Dengan perpanjangan ini, peneliti 

dengan informan akan semakin akrab, terbuka, dan saling mempercayai sehingga 

tidak ada informasi yang disembunyikan. Cara ini juga berguna untuk mengecek 

kembali data yang telah diberikan informan apakah sudah benar atau belum.22 

b. Ketekunan pengamatan, yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara ini, kepastian dan urutan peristiwa dapat dicatat 

secara sistematis.23 

c. Triangulasi, yaitu pengecakan data dengan berbagai sumber, teknik, dan waktu. 

Triangulasi sumber berguna untuk menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber; triangulasi teknik 

berguna menguji kredibilitas data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan 

 

21Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Padang: Sukabina Press, 

2016), h. 65. 

22Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 67-68. 

23Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 68. 
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teknik yang berbeda; triangulasi waktu berguna untuk menguji kredibilitas data 

yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data dalam waktu dan kondisi 

berbeda.24 

2. Uji Keteralihan (Transferability) 

Keteralihan (transferbility) merupakan teknik yang dilakukan peneliti dengan 

cara menampilkan data deskriptif tentang konteks dan fokus penelitian. Dalam hal ini 

peneliti memberikan uraian secara rinci agar pembaca dapat memahami temuan yang 

diperoleh.25 Teknik ini menuntut peneliti melaporkan hasil penelitiannya dalam uraian 

yang seteliti mungkin dengan menggambarkan konteks tempat penelitian 

diselenggarakan. Uraiannya mengungkapkan secara khusus segala sesuatu yang 

dibutuhkan pembaca agar ia dapat memahami penemuan-penemuan yang diperoleh.26 

3. Uji Kebergantungan (Dependability) 

Uji kebergantungan atau dependabilitas merupakan pengujian untuk 

meyakinkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan sudah reliabel. Teknik ini 

dilakukan dengan cara melaksanakan audit terhadap proses penelitian dan hasil 

temuannya.27 Dalam hal ini, audit dilakukan oleh auditor atau pembimbing terkait 

seluruh aktivitas penelitian. 

4. Uji Kepastian (Confirmability) 

Kepastian (confirmability) merupakan uji objektivitas. Dalam penelitian 

kualitatif, menetapkan objektivitas didasarkan pada kesepakatan antara subjek. 

 

24Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 68-69. 

25Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 66 dan 70. 

26Warul Waidin AK., dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory (Cet. I; 

Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), h. 148. 

27Warul Waidin AK., dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory, h. 149. 
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Artinya persetujuan beberapa orang terkait pandangan tertentu, maka data tersebut 

dapat dikatakan objektif. Namun data yang objektif tetap harus memenuhi unsur 

kualitas, yakni dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan.28 Uji kepastian berarti 

menguji hasil penelitian terkait proses yang dilakukan. Hal ini untuk memastikan 

bahwa antara proses dengan hasil penelitian sejalan, sebab jangan sampai hasil ada 

tetapi proses tidak ada. Jadi, apabila proses dengan hasil sudah sejalan, maka dapat 

dikatan data sudah valid. 

 

28Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 66. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI AYAT-AYAT UKHUWAH DALAM AL-QUR’AN MENURUT 

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA MAKASSAR 

A. Konsepsi Ayat-Ayat Ukhuwah dalam al-Qur’an dan Implementasinya Menurut 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar 

Ukhuwah digunakan dalam al-Qur’an dengan berbagai bentuk derivasinya 

menandakan ajaran yang bersifat horizontal (h}abl min al-na>s) untuk menyempurnakan 

ajaran lainnya yang bersifat vertikal (h}abl minalla>h), artinya relasi persaudaraan yang 

terjalin di antara manusia sebagai bentuk kesalehan sosial untuk melengkapi 

kesalehan ritual (ibadah mahd}ah). Pada dasarnya kesalehan ritual dengan sosial 

merupakan satuan kesatuan karena setiap ibadah berdampak pada kehidupan sosial. 

Ukhuwah dalam Islam menggambarkan adanya persekutuan di antara sesama 

manusia. Sering kali digunakan untuk memberikan gambaran ideal tentang tatanan 

masyarakat yang satu sama lain saling mengikat kebersamaan. Artinya ukhuwah 

menjadi semacam nafas kebersamaan di antara individu. Al-Qur’an mengingatkan 

agar umat Islam memelihara ukhuwah. Sebab dengan memeliharanya, umat Islam 

akan mampu membangun kekuatan yang kuat dan menyatu padu. 

Periode Madinah pada masa Nabi Muhammad saw. menjadi contoh nyata 

tatanan masyarakat yang mencerminkan semagat ukhuwah. Madinah tumbuh dalam 

semangat kebersamaan yang penuh toleransi. Kehidupan masyarakatnya yang 

heterogen dan multietnis berhasil Nabi rangkul yaitu dengan mempersaudarakan 

penduduknya sehingga instabilitas sosial dapat diatasi. Namun, eksistensi ukhuwah 

sebagai tatanan masyarakat ideal yang pernah tampak pada masa Nabi khususnya di 

periode Madinah bukan merupakan sistem yang berlangsung tanpa hambatan. 
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Semenjak wafatnya Nabi ukhuwah menjadi salah satu permasalahan pelik bagi 

umat Islam. Tidak sedikit orang merelakan nilai ukhuwah hanya karena perbedaan 

pemahaman, kepentingan, bahkan berbeda partai atau haluan politik. Pada persoalan 

politik ukhuwah menjadi semakin sulit diselesaikan bahkan sampai menggiring umat 

ke dalam jurang konflik yang kontra dengan prinsip ukhuwah. Sebagai contoh, dalam 

sejarah pernah terjadi perang saudara di antara umat Islam. Bermula dari masa 

pemerintahan khalifah ‘Us \ma>n ibn ‘Affa>n yang dianggap melakukan nepotisme 

sehingga terjadi pemberontakan dan beliau wafat dibunuh. Kemudian pada masa 

khalifah ‘A<li ibn Abu> T{a>lib kedaan politik semakin kacau, ‘A<isyah, Tolhah, Zubair 

menyerang ‘A<li sehingga terjadi peperangan yang dahsyat antar sesama umat Islam 

yang dikenal dengan “Perang Jamal”. Masih pada masa ‘A<li, terjadi juga peperangan 

yang dikenal dengan “Perang Shiffin” yaitu antara pasukan ‘A<li dengan Mu‘a>wiyah 

ibn Abu> Sufya>n. Pasca peperangan tersebut ‘A<li terbunuh, umat Islam terpecah dalam 

berbagai golongan seperti Khawa>rij, Syiah, Murjiah. Perang saudara terus berlanjut 

pada kerajaan-kerjaan Islam.1 

Rapuhnya nilai-nilai ukhuwah pasca wafatnya Nabi terjadi hampir di seluruh 

dimensi, mulai dari internal umat Islam sendiri, manusia secara umum, bahkan dalam 

satu lingkup bangsa atau negara. Hal ini semakin menguat pada era modern dengan 

segala bentuk materialistik-pragmatisnya yang berorientasi individualistik atau 

terbatas pada kelompok tertentu secara egois. Daerah perkotaan menjadi tempat yang 

paling berpotensi akan hal tersebut. Namun meskipun ukhuwah pasca Nabi terganggu, 

 

1Siti Zubaidah, Sejarah Peradaban Islam (Cet. I; Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 64 dan 

71-73. 
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tetapi semangat untuk kembali menghidupkannya terus berlanjut. Mulai generasi 

sahabat yang kemudian diteruskan oleh para ulama. 

Dalam konteks Indonesia, para ulama membentuk wadah pemersatu untuk 

merangkul semua perbedaan yang disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI). Eksistensi 

MUI yang terlahir dari berbagai ormas Islam merupakan bentuk semangat 

menghidupkan kembali nilai-nilai ukhuwah. Dengan melihat betapa pentingnya 

ukhuwah, maka MUI membentuk divisi khusus yang membidangi ukhuwah. Oleh 

karena itu, penting memahami konsepsi ukhuwah dalam al-Qur’an yang 

terimplementasi pada MUI khususnya di daerah perkotaan karena menjadi tantangan 

bagi penerapan ukhuwah. Dalam hal ini MUI Kota Makassar juga ikut berperan besar. 

Baharuddin HS. sebagai Ketua MUI Kota Makassar menerangkan bahwa: 

Pada dasarnya tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang ukhuwah karena 
sudah jelas di dalam al-Qur’an dan bahkan dikuatkan dengan hadis. Ada tiga 
yang sering dibicarakan, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wat}aniyah, dan 
ukhuwah basyariyah. Hal inilah yang kemudian menjadi konsen kami di MUI 
sehingga ada khusus komisi ukhuwah, di mana sepanjang tahun kami sudah 
adakan pertemuan-pertemuan dengan menghadirkan banyak narasumber.2 

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa ukhuwah dalam al-Qur’an 

merupakan ajaran yang disepakati bersama para ulama karena petunjuknya jelas dan 

bahkan dipertegas hadis-hadis Nabi dengan berbagai macam perumpamaan. 

Kemudian ada tiga macam ukhuwah yang sering diangkat berdasarkan persamaan dan 

keserasian tertentu menurut MUI Kota Makassar, yaitu ukhuwah Islamiyah, 

wat}aniyah, dan basyariyah. Ketiganya merupakan identitas persamaan yang 

menjadikan manusia bersaudara di tengah banyaknya perbedaan yang dimiliki. Hal 

 

2Baharuddin HS., (73 tahun), Ketua MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Maret 

2021. 
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inilah yang menjadi perhatian MUI sehingga perlu dijaga, salah satunya membentuk 

komisi khusus yang memfokuskan mendalami terkait ukhuwah. 

Salah satu pengertian ukhuwah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya 

adalah bergerak (id}t}ira>b). pengertian ini menunjukkan makna bahwa untuk 

membangun persaudaraan diperlukan sebuah gerakan atau aktifitas untuk 

membangkitkan kerjasama semua pihak yang ikut bergerak atau aktif sehingga merasa 

bersaudara. Pergerakan atau aktivitas tersebut dilakukan untuk menguatkan 

persaudaraan.3 Terkait implementasi konsep ukhwah dalam al-Qur’an, Mujahid Abd. 

Jabbar sebagai Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Kota Makassar menjelaskan 

bahwa: 

Implementasi ukhuwah itu adalah bagaimana kita menegakkan persaudaraan 
yang mencakup ukhuwah Islamiyah atau diniyah dalam akidah artinya kita satu 
agama yaitu Islam, ukhuwah insaniyah atau persaudaraan dalam kemanusiaan 
artinya satu nenek moyang yaitu adam as., ukhuwah wat}aniyah atau 
persaudaraan kebangsaan yaitu kita satu bangsa satu tanah air, dan ukhuwah 
nasabiyah atau sedarah artinya kita satu bapak satu ibu kandung.4 

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa penegakan implementasi 

ukhuwah merupakan kerja aktif, bukan pasif sehingga nilai dan semangatnya dapat 

bermanfaat. Ukhuwah merupakan wujud yang lahir dari proses kreatif yang 

diusahakan. Usaha ini sebagai bentuk pemeliharaan agar keterlanjutannya terjaga 

sehingga dapat diwariskan ke generasi selanjutnya sebagai kekayaan sosial. Untuk 

penegakannya diperlukan kerjasama dan keterlibatan semua pihak, misalnya sesama 

umat Islam, sesama masyarakat di suatu bangsa atau negara, atau seluruh manusia di 

dunia sehingga dampak sosial dari ukhuwah dapat diwujudkan. Menurut Herbert 

 

3Lihat halaman 78-79. 

4Mujahid Abd. Jabbar (63 tahun), Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 

29 April 2021.  



131 
 

Spencer sebagaimana yang dikutip oleh Ambo Upe bahwa keteraturan sosial akan 

terpelihara apabila organ-organ dalam organisme sosial yang meliputi individu-

individu, kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga ikut memberikan sumbangsih 

dalam pemeliharaannya. Hal ini karena masing-masing organ saling berkaitan, di 

mana apabila terjadi perubahan pada suatu bagian, maka akan menyebabkan 

perubahan pada bagian yang lain.5 Pendapat ini sesuai dengan hadis Nabi tentang 

perumpamaan hubungan di antara umat Islam yaitu seperti satu bangunan atau satu 

batang tubuh. 

Berdasarkan penjelasan dari Baharuddin HS. dan Mujahid Abd. Jabbar, 

terdapat tiga istilah ukhuwah dari konsepsi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an dan 

Implementasinya menurut MUI Kota Makassar yaitu ukhuwah Islamiyah/ diniyah, 

ukhuwah wat}aniyah, dan ukhuwah basyariyah/ insa>niyah. Dalam penelitian ini selain 

ketiga macam ukhuwah tersebut, terdapat ukhuwah nasabiyah (senasab) dan ukhuwah 

s}ifatiyah (sesifat) tetapi tidak dibahas lebih lanjut oleh informan dalam wawancara 

penelitian ini. Menurut peneliti, hal ini sesuai dengan orientasi pengkhidmatan MUI 

sebagai yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu MUI berkhidmat dengan semangat 

yang dijiwai ukhuwah Islamiyah lalu berkembang menjadi persaudaraan kebangsaan 

(ukhuwah wat}aniyah) dan persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah basyariyah).6 Oleh 

karena itu, sebagaimana yang dijelaskan Ketua MUI Kota Makassar yang menjadi 

konsen adalah ketiga ukhuwah tersebut. 

Berikut penjelasan ukhuwah yang menjadi konsen MUI Kota Makassar dari 

segi konsepsi dan implementasinya, yaitu: 

 

5Ambo Upe, Tradisi Aliran dalam Sosiologi: dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik, h. 

82-84. 

6Lihat halaman 110 
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1. Ukhuwah Islamiyah/ Diniyah 

Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang didasari persamaan iman atau 

seagama, dalam hal ini sesama umat Islam di seluruh dunia. Persaudaraan yang 

dibangun atas dasar keimanan akan membuatnya semakin kuat. Terkait hal ini, 

Baharuddin HS. lebih lanjut menerangkan bahwa: 

Jadi kita umpamanya di Indonesia ini karena mayoritas Islam, maka semua umat 
Islam di Indonesia bersaudara. Begitu pula semua orang Islam di seluruh dunia 
sama dengan kita karena beragama Islam menjadikan bersaudara semuanya.7 

Dari keterangan di atas dipahami bahwa perbedaan dapat dijembatani dengan 

persamaan iman kepada Allah. Kesamaan yang didasari iman atau Islam bukan 

kesamaan biasa karena menyebabkan orang lain yang pada dasarnya tidak mempunyai 

hubungan darah menjadi seakan-akan satu keturunan. Ukhuwah seagama yang biasa 

disebut ukhuwah Islamiyah menjadikan Islam bukan sekedar identitas spiritual, tetapi 

muncul menjadi sumber kehidupan bersama sehingga setiap orang Islam dianggap 

sedarah. Ukhuwah seagama atau Islamiyah adalah bentuk integrasi atas dasar iman. 

Di mana integrasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan pribadi yang sehat. 

Begitu pentingnya ukhuwah di antara sesama umat Islam atau dalam al-Qur’an 

disebut mukmin itu bersaudara, Allah memerintahkan untuk segera mendamaikan 

ketika terjadi perselisihan.8 Masykur Yusuf sebagai Sekretaris MUI Kota Makassar 

menjelaskan bahwa: 

Bahwa ukhuwah seagama atau Islamiyah sudah jelas harus dijaga dan dipelihara 
karena untuk membangun umat ini kalau didukung oleh semua pihak terutama 

 

7Baharuddin HS. (73 tahun), Ketua MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Maret 

2021. 

8Lihat QS al-H{ujura>t/ 49: 10. 
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yang seagama jauh lebih bagus dari pada berceraiberai atau tidak bersatu dalam 
membangun umat ini.9 

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa gabungan iman dan ukhuwah akan 

membentuk manusia yang utuh sebagai awal terciptanya kehidupan sosial yang lebih 

baik berdasarkan kebersamaan dalam hal agama. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya, para ulama seperti al-Ra>zi menjelaskan bahwa persaudaraan yang hakiki 

terjadi di antara orang-orang beriman dan lebih kuat dibandingkan persaudaraan 

senasab. Al-Tabari> menjelaskan bahwa bersaudara dalam ikatan agama menjadi alat 

pemersatu.10 

Menurut Emile Durkheim sebagaimana yang dikutip oleh Ambo Upe bahwa 

kesatuan masyarakat sangat bergantung pada kesadaran kolektif dan agama 

memainkan peran tersebut. Di sini agama menjadi alat integrasi masyarakat yang 

berfungsi menguatkan solidaritas. Solidaritas sosial menunjuk pada suatu kondisi di 

mana hubungan antara individu dan kelompok menjadi kuat berdasarkan perasaan 

moral dan kepercayaan yang dianut bersama melalui pengalaman emosional bersama. 

Solidaritas dalam berbagai lapisan masyarakat bekerja seperti perekat sosial, dalam 

konteks ini dapat berupa nilai, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut bersama 

oleh anggota masyarakat.11 Jadi, ukhuwah Islamiyah atau seagama menumbuhkan 

kesadaran kolektif di tengah masyarakat. Kehidupan sosial akan menjadi semakin kuat 

dengan kekuatan iman. Artinya ukhuwah yang didasari kesamaan agama dapat 

menghilangkan sedikit demi sedikit sikap individualis yang berkembang dewasa ini 

 

9Masykur Yusuf (51 tahun), Sekretaris MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 6 April 

2021. 

10Lihat halaman 85-86. 

11Ambo Upe, Tradisi Aliran dalam Sosiologi: dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik 

(Cet. II, Depok: Rajawali Press, 2017), h. 95-99 dan 107. 
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khususnya di daerah perkotaan karena agama menghendaki penganutnya hidup 

layaknya satu bangunan utuh bahkan pada perumpamaan yang paling tegas yaitu 

seperti satu batang tubuh yang menunjukkan dekatnya hubungan di antara mereka. 

Mujahid Abd. Jabbar menjelaskan tentang implementasi ukhuwah dalam al-

Qur’an dalam wawancara ini bahwa: 

Ukhuwah diniyah dijalankan dengan melakukan hal berikut, yaitu 1) tidak 
berburuk sangka sebagaimana dalam hadis Rasulullah bahwa hendaknya kamu 
jangan buruk sangka karena buruk sangka itu seburuk-buruk perkataan. Begitu 
pula dalam al-Qur’an QS al-H{ujura>t/49: 12   ا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِّ  ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِير
 artinya wahai sekalian orang-orang beriman jauhilah kalian yang banyak إِثْم  
buruk sangka karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa. 2) persaudaraan itu 
tidak dibatasi hubungan kekeluargaan atau kefamiliaan tetapi persaudaraan 
karena ikatan iman atau agama sebagaimana dalam QS al-H{ujura>t/49: 10    إِنَّمَا

أَخَوَيْكُمْ  بَ يْنَ  فأََصْلِحُوا  إِخْوَة   تُ رْحَمُونَ الْمُؤْمِنُونَ  لَعَلَّكُمْ  اللَّهَ  وَات َّقُوا   sesungguhnya orang-orang yang 
beriman itu bersaudara maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian dan 
bertakwalah kepada Allah agar supaya kalian itu mendapat rahmat. Begitu pula 
dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa kamu melihat orang-orang yang 
beriman itu saling kasih sayang, saling mencintai, saling menyayangi seperti 
satu batang tubuh apabila satu satu anggota batang tubuh itu merasakan sakit 
maka seluruh anggota tubuh yang lain juga merasa sakit seperti penyakit 
demam.12 

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa ukhuwah diniyah atau 

persaudaraan seagama diamalkan dengan terlebih dahulu menghilangkan prasangka 

buruk. Hal ini karena prasangka cenderung membawa pada masalah yang bersifat 

negatif yang diperlihatkan oleh suatu individu atau kelompok terhadap individu atau 

kelompok lain. Prasangka buruk dapat berkembang menjadi tuduhan yang tidak benar 

kepada orang lain. Kemudian tuduhan akan berlanjut pada perbuatan mencari-cari 

kesalahan orang lain. Ketika kesalahan yang dicari-cari tersebut ditemukan, maka 

lahirlah hujatan, cacian, dan makian yang pada akhirnya membuat kesenjangan sosial 

semakin melebar. Banyak peristiwa-peristiwa negatif terjadi di masyarakat yang 

 

12Mujahid Abd. Jabbar (63 tahun), Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 

29 April 2021. 
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berawal dari kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini biasanya diawali dari prasangka 

buruk. 

Menurut peneliti, dapat dipahami juga bahwa kebalikan dari menghilangkan 

prasangka buruk yaitu mendorong prasangka baik (h}usnuz}an). Prasangka baik akan 

menciptakan perilaku saling menyayangi dan mencintai sebagai bentuk implementasi 

ukhuwah diniyah, serta berimplikasi pada luasnya persaudaraan yang tercipta karena 

prasangka baik memperluas relasi. Terbentuknya perilaku ini akan membawa pada 

kehidupan umat Islam yang harmonis, damai, dan bersatu layaknya satu tubuh 

sebagaimana penjelasan hasil wawancara di atas. 

2. Ukhuwah Wat}aniyah dan Basyariyah/ Insaniyah 

Ukhuwah wat}aniyah adalah persaudaraan yang di bangun atas dasar kesamaan 

tanah air atau persekutuan pada wilayah atau negara tertentu. Sudah menjadi realitas 

sosial bahwa manusia hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan menempati 

teritorial tertentu. Hal ini juga telah Allah jelaskan dalam al-Qur’an.13 Baharuddin 

HS. menjelaskan bahwa: 

Adapun ukhuwah wat}aniyah yaitu sekalipun kita tidak seagama tetapi sama-
sama orang Indonesia itu juga kita bersaudara. Suku atau agama apapun karena 
kita sebangsa dan setanah air maka hal itu saudara juga dan perlu kita pelihara.14 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat yang hidup pada 

wilayah tertentu sehingga menjadikan mereka satu bangsa dan satu tanah air adalah 

saudara meskipun tidak seagama. Terkait hal ini, Masykur Yusuf memberikan 

penjelasan bahwa: 

 

13Lihat QS al-H{ujura>t/ 49: 13. 

14Baharuddin HS., (73 tahun), Ketua MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Maret 

2021. 
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Keberadaan ukhuwah wat}aniyah merupakan hal yang sah dalam rangka 
menciptakan keharmonisan dalam bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu, 
ukhuwah wat}aniyah di suatu wilayah atau negara dengan beragam budaya dan 
agama sangat dibutuhkan. Ukhuwah wat}aniyah adalah bersaudara dengan ikatan 
sesama bangsa yang penting untuk menjaga keharmonisan hubungan semua 
pihak. Adapun di Indonesia diikat oleh Pancasila dan UUD 1945 yang kemudian 
diperkuat dengan istilah NKRI. Hal ini sangat bagus untuk kemudian 
disampaikan ke masyarakat bahwa hal tersebut penting.15 

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa dalam satu bangsa atau 

negara boleh jadi ada beragam budaya, adat, suku, dan ras. Untuk menjadikan 

keberagaman tersebut hidup layaknya saudara perlu ada pegangan tertentu yang 

menjadi nilai kehidupan bersama. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dan UUD 45 

menjadi pengikat bersama sehingga terbentuk NKRI. Keberadaan pengikat ini telah 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. melalui Piagam Madinah di mana kota 

Madinah pada saat itu merupakan daerah multietnis. 

Pada tataran yang lebih luas terkait ukhuwah di seluruh dunia, sisi kemanusian 

dan asal usul kejadian menjadi titik persamaan sehingga seluruh manusia dianggap 

bersaudara atau ukhuwah basyariyah. Baharuddin HS. menjelaskan bahwa: 

Semua manusia di dunia ini bersaudara yang disebut dengan ukhuwah 
basyariyah. Maka semua kita manusia ini tidak boleh ada yang kita anggap 
rendah dan diremehkan karena kita berasal dari satu bapak satu ibu yaitu Adam 
dan Hawa yang kemudian menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Hal ini 
terlihat dari banyaknya suku yang ada di dunia ini, di Indonesia saja sudah 
banyak sekali. Jadi tidak ada satu pun yang dianggap lebih mulia dari satu 
kelompok karena ukuran mulia itu hanya dari Allah sebagaimana yang 
ditetapkan dalam al-Qur’an bahwa yang mulia itu adalah yang paling bertakwa. 
Begitu pula tidak ada bangsa atau suku yang dapat kita anggap hina dan rendah 
sebagaimana yang dikatakan Nabi bahwa orang Arab tidak lebih mulia 
dibanding orang non Arab dan orang kulit putih tidak lebih mulia dibanding 
orang yang berkulit hitam. Jadi dihadapan Allah sama semua manusia, apapun 
kebangsaannya dan warna kulitnya.16 

 

15Masykur Yusuf (51 tahun), Sekretaris MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 6 April 

2021. 

16Baharuddin HS., (73 tahun), Ketua MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Maret 

2021. 
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Sejalan dengan penjelasan tentang ukhuwah basyariyah di atas, Masykur 

Yusuf menerangkan bahwa: 

Menurut ulama sesungguhnya semua makhluk itu bersaudara karena semua 
ciptaan Tuhan. Jadi semua makhluk sama asal usulnya cuma yang membedakan 
itu kemudian mungkin agamanya, negaranya, asal daerahnya, dan sebagainya. 
Termasuk dalam hal ini ukhuwah insaniyah yang lebih luas lagi yang tidak 
terbatas pada bangsa atau negara tertentu tetapi seluruh manusia di persada 
bumi ini. Tidak bisa kemudian karena beda negara misalnya terjadi permusuhan 
karena pada dasarnya kita semua bersaudara sesama manusia.17 

Dari penjelasan dua tokoh di atas, dapat dipahami bahwa eksistensi semua 

manusia di dunia ini berasal dari satu bapak ibu yaitu Adam dan Hawa. Sebagaimana 

lazimnya seketurunan dari bapak dan ibu yang sama merupakan saudara, maka hal 

tersebut juga berlaku bagi seluruh manusia. Perbedaan yang kemudian terjadi seperti 

ras, suku, dan lain sebagainya tidak menafikan bahwa manusia bersaudara. 

Konsekuensi dari nilai ukhuwah basyariyah ini yaitu seyogyanya tidak ada yang saling 

merendahkan dan menghina satu sama lain. Adapun kemudian di antara manusia ada 

yang menjadi mulia itupun berdasarkan ketakwaannya pada Allah, bukan pada 

identitas tertentu. Dengan nilai yang dikandung ukhuwah basyariyah menjadikan 

kehidupan bermasyarakat saling melengkapi. Kehidupan akan lebih bermakna apabila 

setiap individu saling melengkapi. Sebagaimana yang telah banyak diketahui bahwa 

setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan kebersamaan dalam 

ikatan kemanusian maka potensi kelebihan pada masing-masing individu dapat saling 

menutupi kelemahan atau kekurangan yang dimiliki. 

Selanjutnya untuk implementasi ukhuwah wat}aniyah dan basyariyah atau 

insaniyah lebih lanjut Mujahid Abd. Jabbar menjelaskan bahwa: 

 

17Masykur Yusuf (51 tahun), Sekretaris MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 6 April 

2021. 
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Dalam ukhuwah insaniyah atau wat}aniyah manusia meskipun berbeda agama 
harus saling hormat menghormati sebagai satu bangsa satu nenek moyang, 
saling menyayangi, saling mengetahui satu sama lain, tidak saling menghina 
karena di dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang tidak 
menyangi manusia maka dia tidak akan disayangi oleh Allah. Begitu pula dalam 
hadis lain dikatakan sayangilah yang ada di bumi niscaya kamu akan disayangi 
yang ada di langit. Jadi ukhuwah ini tidak menyebut dari segi keimanan atau 
keislaman tetapi disebut secara kemanusiaan atau umum. Tidak mencari-cari 
permusuhan dengan golongan lain selama golongan itu tidak memusuhi agama 
dan umat Islam. Berbuat baik kepada semua manusia tanpa kecuali karena Nabi 
bersabda bahwa hendaklah kamu berbuat baik kepada manusia sebagaimana 
Allah berbuat baik kepadamu. Memaafkan kesalahan orang lain karena dalam 
QS A<li ‘Imra>n/3 : 134  ِالنَّاس عَنِ   artinya di antara tanda-tanda orang yang وَالْعَافِينَ 
bertakwa itu adalah memaafkan sesama manusia.18 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa implementasi ukhuwah 

wat}aniyah dan basyariyah yaitu mengamalkan sikap respek terhadap orang lain karena 

sadar satu tanah air dan asal usul yang sama. Pembangunan ukhuwah menghendaki 

perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Setiap pihak mesti memiliki 

perasaan yang sama, baik suka maupun duka. Ukhuwah wat}aniyah ini menghendaki 

aplikasi sikap toleransi yang dilandasi tenggang rasa dan kerjasama dari berbagai 

pihak, mulai dari para pemimpin, pejabat, sampai masyarakat biasa. Adapun Ukhuwah 

insaniyah menghendaki jiwa kemanusiaan yang dilandasi rasa kasih sayang kepada 

sesama manusia. Selanjutnya kedua ukhuwah ini dapat dibangun dengan bertaaruf 

sehingga akan lahir sikap saling memahami (tafa>hum) khususnya ketika 

diperhadapkan dengan banyaknya perbedaan ditengah masyarakat atau manusia. Oleh 

karena itu MUI Kota Makassar sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya oleh 

Ketua MUI bahwa sepanjang tahun MUI Kota Makassar telah melakukan pertemuan-

pertemuan dengan berbagai pihak serta menghadirkan narasumber-narasumber. 

 

18Mujahid Abd. Jabbar (63 tahun), Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 

29 April 2021. 
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Dipahami juga dari wawancara dengan Mujahid Abd. Jabbar bahwa ukhuwah 

wat}aniyah dan insaniyah terimplementasi dengan tidak merendahkan dan memusuhi 

orang lain atau golongan lain serta memaafkan merupakan salah satu kunci 

membangun kedua ukhuwah ini. Kemudian berdasarkan dalil yang dikutip 

menunjukkan implementasi jalinan persaudaraan atau ukhuwah dapat ditempuh 

dengan cara menerapkan perilaku terpuji secara menyeluruh dan tanpa membeda-

bedakan. 

Jadi, Implementasi ukhuwah dalam al-Qur’an berdampak besar dalam 

kehidupan seperti akan membawa pada sejumlah budaya positif, baik antara sesama 

umat Islam, masyarakat yang hidup dalam satu negara atau sebangsa, dan secara 

umum manusia di seluruh dunia. Ketiga macam ukhuwah yang telah dijelaskan 

sebelumnya secara konsepsi menurut MUI Kota Makassar merupakan satu kesatuan 

yang mengikat dan mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Implementasi 

ukhuwah diaplikasikan dan diamalkan oleh seluruh manusia di mana MUI sebagai 

teladan sehingga menjadi jembatan untuk mewujudkan ukhuwah di tengah 

masyarakat. 

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Ayat-Ayat Ukhuwah 

dalam al-Qur’an Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar 

Implementasi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an menurut Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Kota Makassar adalah kerja aktif dan diusahakan. Namun dalam 

pelaksanaanya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, baik secara positif yang 

mendukung pelaksanaan dan pengembangannya maupun secara negatif yang 

menghambat terlaksananya konsep ajaran ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an. 
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Faktor-faktor pendukung dan penghambat ini menjadi perhatian bagi MUI Kota 

Makassar berdasarkan hasil wawancara berikut. 

1. Faktor Pendukung 

a. Forum Dialog 

Masykur Yusuf sebagai Sekretaris MUI Kota Makassar memberikan 

pandangan terkait faktor pendukung impelementasi ukhuwah: 

Menurut saya untuk mendukung terciptanya ukhuwah ini harus selalu diadakan 
pertemuan-pertemuan antara berbagai kelompok atau komunitas untuk saling 
tukar gagasan dan membahas bagaimana menyatukan pandangan-pandangan 
yang bisa menyatukan pada kehidupan yang lebih harmonis. Sebenarnya 
lahirnya Majelis Ulama Indonesia adalah keinginan untuk menyatukan 
pandangan-pandangan untuk selalu menjaga persaudaraan dari umat dan bangsa 
sehingga tercipta persatuan dan keharmonisan meskipun ada perbedaan-
perbedaan yang seharusnya tidak boleh dipertajam. Selain MUI apalagi sekarang 
tumbuh organisasi paguyuban beda agama misalnya bersatu yang kemudian 
dikemas dalam satu organisasi Forum Komunikasi antar Umat Beragama.19 

Pandangan di atas memberikan pemahaman bahwa untuk mendukung 

terlaksananya ajaran ukhuwah sebagaimana yang diamatkan al-Qur’an, forum dialog 

antar kelompok atau komunitas merupakan kunci utama membangun ukhuwah 

apalagi jika diperhadapkan dengan banyaknya perbedaan yang sering kontra dengan 

ukhuwah. Dialog mengarahkan kepada sebuah komitmen semangat kebersamaan. 

Dalam dialog, eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain menjadi hilang dan 

menciptakan hubungan harmonis. Proses dialogis ini kemudian melahirkan pertukaran 

dalam banyak hal secara objektif dan hangat tanpa penindasan dan prasangka seperti 

tukar ide. MUI dalam hal ini menjadi representasi forum dialogis tersebut untuk 

memelihara ukhuwah dengan jalan menyatukan pendapat-pendapat dari berbagai 

kelompok atau komunitas sehingga perbedaan yang ada di antara mereka tidak 

 

19Masykur Yusuf (51 tahun), Sekretaris MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 6 April 

2021. 
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semakin dipermasalahkan sehingga persatuan dan kehidupan yang harmonis dapat 

tercipta meskipun banyak perbedaan di antara masyarakat. Kesadaran akan 

pentingnya forum dialogis ini semakin terlihat dengan adanya organisasi lain selain 

MUI yang mendukung terciptanya persaudaraan baik di antara umat Islam maupun 

sesama masyarakat bangsa Indonesia, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB). 

Menurut peneliti, Forum dialog sebagaimana yang disebutkan akan 

menciptakan interaksi sosial yang intens antar kelompok sehingga terjadi asimilasi. 

Menurut Gillin dan Gillin sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa 

salah bentuk interaksi sosial yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan taraf kelanjutan 

dalam suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi 

perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara individu atau kelompok dan juga 

meliputi usaha-usaha untuk persatuan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan 

bersama.20 

Lebih lanjut Masykur Yusuf menjelaskan hal yang ingin dicapai dari 

pertemuan antar kelompok atau komunitas tersebut: 

Setelah pertemuan diadakan biarlah masing-masing kelompok atau komunitas 
mengamalkan pemahamannya meskipun berbeda-beda satu sama lain dan tidak 
memaksakannya kepada orang lain, artinya saling pengertian dalam 
mengimplemetasikan ajaran-ajaran Islam, baik yang bersifat ubudiah maupun 
bersifat amaliah. Tidak boleh menganggap diri paling benar, orang lain yang 
berbeda dianggap salah. Apalagi dicap dengan berbagai macam tuduhan yang 
pada akhirnya justru akan memperuncing persoalan karena saling membela diri 
dan apabila tidak ada yang menengahi pasti akan berimplikasi permusuhan yang 
tidak ada ujung pangkal penyelesaiannya.21 

 

20Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Cet. XXXVIII; Jakarta: PT RajaGrafindo, 

2005), h. 108. 

21Masykur Yusuf (51 tahun), Sekretaris MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 6 April 

2021. 
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Dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwa tujuan akhir dari pertemuan 

yang berbentuk dialog antar kelompok atau komunitas adalah lahirnya sikap tasamuh. 

Setelah terjadi tukar gagasan diharapkan perbedaan paham satu sama lain dapat 

dijalankan secara toleran. Klaim kebenaran tunggal untuk kelompoknya saja dan 

justifikasi negatif bagi kelompok lain dapat diminimalisir sehingga saling membela 

diri yang justru mempertajam masalah tanpa ada penyelesaian tidak berlanjut. Dialog 

dalam pertemuan tersebut menjadi media penengah agar hal-hal negatif seperti 

permusuhan tidak terjadi. 

b. Peran Aktif Muballig 

Peran orang-orang yang mempunyai kapasitas keilmuan juga mendukung 

terimplementasinya ukhuwah, seperti para dai, ustadz, atau muballig. Baharuddin HS. 

sebagai Ketua MUI Kota Makassar memaparkan sebagai berikut: 

Implementasi ukhuwah dapat berjalan dengan baik karena para muballig aktif 
menyampaikan dalam berbagai macam kesempatan. Begitu juga para muballig 
bukan hanya mengandalkan jadwal ceramahnya saja. Berbagai macam 
pertemuan dapat diadakan karena hal tersebut sangat penting, seperti pengajian, 
pembinaan di rumah masing-masing atau di kelompok-kelompoknya, bukan 
hanya di tempat yang mengundangnya saja. Kemudian bagi muballig yang 
mempunyai bakat menulis bisa menulis buku, majalah, surat kabar, atau 
sekarang bisa memanfaatkan medsos.22 

Dapat dipahami dari pemaparan di atas bahwa edukasi-edukasi yang diberikan 

oleh mereka yang mempunyai kapasitas akan menopang aplikasi ukhuwah dalam 

berbagai kondisi. Tempat dan waktu untuk mengajarkan ukhuwah tidak terbatas di 

atas mimbar seperti pada saat khutbah jum’at yang menjadi rutinitas para muballig, 

tetapi berbagai cara dapat dilakukan. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan sekitar 

masing-masing seperti yang pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad ketika awal 

 

22Baharuddin HS., (73 tahun), Ketua MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Maret 

2021. 
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dakwah Islam, di mana beliau menjalin ukhuwah dengan mereka yang baru memeluk 

agama Islam seperti keluarganya dan orang terdekat disekitarnya.23 Penggunaan 

media cetak dan elektronik turut membantu penyebaran nilai-nilai ukhuwah sehingga 

implementasinya juga segera terlaksana. 

c. Menjauhi Perbuatan Tercela 

Menjauhi segala sikap dan perbuatan yang dapat merusak jalinan ukhuwah 

merupakan salah satu langkah yang dapat mendukung implementasinya. Mujahid 

Abd. Jabbar sebagai Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah memberikan penjelasan dalam 

hasil wawancara berikut: 

1) Jangan mementingkan diri sendiri dan golongan sendiri. Ibaratnya kita tidak 
boleh hidup kenyang sementara saudara kita kelaparan. Makanya Rasulullah 
bersabda tidak beriman seseorang yang dapat tidur karena kenyang sementara 
tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan sedangkan dia sendiri tahu akan 
hal itu. 2) Jangan bebuat zalim. Apabila seseorang berbuat zalim harus bertobat 
kepada Allah  َالظَّالِمُون هُمُ  فأَُولَئِكَ  يَ تُبْ  لَمْ   bahwa barang siapa yang tidak bertobat وَمَنْ 
maka itulah orang-orang yang zalim. 3) Tidak loba kepada harta benda dan 
ambisi terhadap kedudukan sebagaimana sabda Rasulullah bahwa barang siapa 
yang merebut hak seorang muslim dengan tangan kanannya maka Allah 
haramkan dia surga dan mewajibkan dia api neraka.24 

Hasil wawancara di atas memberikan keterangan bahwa menjauhi sikap seperti 

mementingkan diri sendiri atau golongan, aniaya, dan serakah dapat menumbuhkan 

nilai-nilai ukhuwah. Mementingkan diri sendiri atau golongan merupakan perasaan 

yang lahir dari superior terhadap diri sendiri atau kelompok sendiri dan biasanya aspek 

perbedaan merupakan salah satu yang menimbulkan hal tersebut. Sikap ini kontra 

produktif dengan konsep ukhuwah yang menghendaki persamaan, di mana identitas-

identitas tertentu seperti ras, budaya, dan lain sebagainya tidak menjadi persoalan. 

 

23Lihat halaman 11. 

24Mujahid Abd. Jabbar (63 tahun), Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 

29 April 2021. 
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Adapun aniaya atau kezaliman merupakan perbuatan yang mempunyai dampak 

negatif, baik terhadap pelakunya maupun objeknya atau orang yang dizalimi karena 

menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Berseberangan dengan ukhuwah karena 

manfaat yang ingin dicapai bersama dalam ukhuwah tidak terlaksana bahkan 

merugikan banyak pihak. Sementara keserakahan atau tamak dapat merusak ukhuwah 

karena sikap ini menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, apalagi pada hal-

hal yang bersifat materialistik seperti harta atau kedudukan. Pelakunya tidak ragu 

menyingkirkan orang disekitarnya demi mendapatkan apa yang diinginkan bahkan 

hubungan keluarga dapat rusak akibat sikap ini. 

Jadi, berdasarkan wawancara dengan MUI Kota Makassar ada tiga faktor 

pendukung ukhuwah yaitu forum dialog, peran aktif muballig, dan menjauhi perbuatan 

yang dapat merusak ukhuwah seperti mementingkan diri sendiri atau kelompoknya 

saja, aniaya atau zalim, dan serakah. 

2. Faktor Penghambat 

Ada beberapa faktor penghambat implementasi ayat-ayat ukhuwah dalam al-

Qur’an. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa eksistensi ukhuwah 

khususnya di antara umat Islam sebagai tatanan masyarakat ideal bukan merupakan 

sistem yang berjalan tanpa hambatan, bahkan menjadi persoalan yang pelik pasca 

wafatnya Nabi. MUI Kota Makassar mengindentifikasi faktor-faktor penghambat 

tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh-tokohnya. 

a. Egoisme 

Masykur Yusuf menjelaskan salah satu faktor penghambat implementasi 

ukhuwah sebagai berikut: 

Menurut saya egoisme pandangan dapat menjadi penghambat implementasi 
ukhuwah. Merasa lebih baik dari orang lain atau paling benar dibandingkan 
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orang lain. Padahal yang dipertajam dari berbagai macam ukhuwah dalam al-
Qur’an yaitu melihat sisi kesamaan manusia, bukan perbedaannya. Apabila hal 
ini yang dijadikan wacana dalam berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi, 
dan lain sebagainya khususnya pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa 
akan lebih baik, tercipta kedamaian, keamanan, kenyamanan. Pada dasarnya 
manusia sama meskipun demikian ada perbedaan pada nama atau kelompok.25 

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa egoisme berdampak buruk 

terhadap pengamalan ajaran ukhuwah. Fokus pada perbedaan yang dimiliki manusia 

menumbuhkan sikap ini apalagi jika sudah menyangkut primordialisme. 

Primordialisme membawa masyarakat mengukur keadaan atau kondisi berdasarkan 

nilai atau norma kelompoknya. Apabila sikap ini berkembang berlebihan tanpa 

diimbangi tenggang rasa dan toleransi, maka memunculkan perasaan superior. 

Akibatnya klaim kebenaran mutlak bagi kelompoknya sendiri berkembang. Faktor 

penghambat ini dapat diatasi dengan mengedepankan aspek kesamaan manusia bukan 

perbedaannya karena perbedaan yang dimiliki manusia merupakan ciri khas bagi 

setiap individunya dan menjadi keragaman tersendiri yang berbeda dengan keragaman 

binatang atau tumbuhan sebab manusia sebagai makhluk Tuhan tetap berjenis satu, 

artinya manusia pada dasarnya satu tetapi berbeda dalam variasi kesatuannya. 

Berdasarkan wawancara di atas, MUI Kota Makassar berusaha mengangkat 

persamaan-persamaan manusia dalam masyarakat sebagai solusi untuk mengurangi 

sifat egoisme. Hal ini dilakukan melalui komukasi, interaksi, dan sosialisasi kepada 

masyarakat. Dampaknya, akan tercipta kedamaian, keamanan, dan kenyamanan.  

Faktor di atas telah terjadi di tengah masyarakat khususnya daerah perkotaan 

yang menjadi tantangan bagi MUI Kota Makassar. Hal ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan Mujahid Abd. Jabbar sebagai berikut: 

 

25Masykur Yusuf (51 tahun), Sekretaris MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 6 April 

2021. 
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Sejauh pengamatan saya yaitu masalah kemanusiaan karena kita tidak melihat 
bahwa kita ini satu nenek moyang sehingga menganggap agama yang lain itu 
adalah musuh padahal dia bukan musuh selama dia tidak membenci agama kita 
dan tidak menyerang agama Islam. Adapun dalam ukhuwah Islamiyah, kita 
kadang-kadang karena berbeda golongan sehingga di antaranya merasa 
golongannya sendiri yang paling benar dan golongan orang lain salah, sehingga 
tidak bisa bersatu karena masing-masing mempertahankan golongannya 
akibatnya sulit ikut menyatu dalam ukhuwah diniyah ini.26 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa egoisme sudah terjadi secara terang-

terangan, bukan lagi ancaman yang bersifat laten. Sisi kemanusiaan berdasarkan satu 

keturunan tidak lagi menjadi perhatian. Persaudaraan seagama juga susah 

diaplikasikan sebab antar umat Islam saling menyalahkan hanya karena berbeda 

golongan atau mazhab yang dipahami. Adapun solusi MUI Kota Makassar dalam 

permasalahan ini yaitu mengefektifkan kerja komisi khusus ukhuwah yang 

berkonsentrasi mengatasi persoalan-persoalan yang melingkupinya. Mujahid Abd. 

Jabbar lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut: 

Di Komisi Ukhuwah kami selalu mengadakan pertemuan, baik secara umum 
antara komisi ukhuwah dengan komisi yang lain maupun di dalam komisi 
ukhuwah sendiri tentang bagaimana menerapkan ukhuwah itu dan 
melaksanakan seminar-seminar dengan mengundang semua unsur dan golongan 
supaya kita saling memahami antara satu dengan yang lain serta tidak saling 
mencela tetapi saling memahami, menghargai, ikut berpartisipasi dalam 
menegakkan ukhuwah.27 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Komisi Ukhuwah di 

MUI Kota Makassar senantiasa berusaha menjalin komunikasi dengan berbagai pihak 

untuk mengimplementasikan nilai ukhuwah. Berbagai pertemuan dan seminar yang 

diadakan menjadi fondasi berdirinya ukhuwah. Sehingga pada akhirnya egoisme di 

masyarakat atau umat dapat diminimalisir. 

 

26Mujahid Abd. Jabbar (63 tahun), Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 

29 April 2021. 

27Mujahid Abd. Jabbar (63 tahun), Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 

29 April 2021. 
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b. Dakwah Kontroversial 

Selanjutnya yang juga menjadi faktor penghambat implementasi ayat-ayat 

ukhuwah dalam al-Qur’an yaitu dakwah yang cenderung pada hal-hal kontroversial 

yang pada akhirnya semakin mempertajam perbedaan, khususnya jika menyangkut 

khilafiah dan hal-hal sensitif. Ini disebabkan kapasitas muballig yang belum memadai. 

Wawancara dengan Baharuddin HS. menjelaskan sebagai berikut: 

Menurut saya, banyak orang yang belum mempunyai kapasitas untuk 
menyampaikan dakwah-dakwah. Sekarang yang kita lihat masyarakat bingung 
karena mungkin muballig yang satu mengatakan begini sementara muballig 
yang satu mengakatakan begitu sehingga menimbulkan kontroversi. Masalah 
sebenarnya yaitu orang yang biasa membingungkan masyarakat tersebut masih 
sempit dan kurang pembacaannya.28 

 Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa seorang muballig yang 

diharapkan dapat mendukung implementasi ukhuwah justru menghambat 

pelaksaannya. Rendahnya literasi dan tidak adanya pemahaman inklusif dari muballig 

tersebut menjadi kontra produktif dengan ukhuwah apalagi jika sudah fanatik mazhab 

(ta‘as}s}ub). Solusi dalam mengatasi faktor penghambat ini di MUI Kota Makassar 

menurut Baharuddin HS. sebagai berikut: 

Orang tersebut tidak memiliki pemahaman tasamuh (toleransi). Dia hanya 
mengatakan pendapatnya yang paling benar akibatnya menimbulkan kekacauan. 
Hal itulah yang perlu diberi pengertian. Kesimpulannya, karena orang itu masih 
kurang pembacaannya.29 

Dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwa  memberikan pemahaman yang 

baik dan benar dapat mengatasi hal-hal kontroversial di tengah masyarakat, khususnya 

ditujukan kepada muballig yang sering menyampaikan dakwah. MUI Kota Makassar 

 

28Baharuddin HS., (73 tahun), Ketua MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Maret 

2021. 

29Baharuddin HS., (73 tahun), Ketua MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Maret 

2021. 
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dengan memberikan bimbingan dan tuntunan dapat mewujudkan masyarakat yang 

berkualitas sesuai dengan tujuannya. 

c. Perbuatan Buruk Kepada Orang Lain 

Terdapat beberapa perbuatan buruk yang apabila ditujukan kepada orang atau 

kelompok lain menjadi faktor yang menghambat implementasi ukhuwah. Mujahid 

Abd. Jabbar menyebutkan beberapa perbuatan tercela tersebut: 

Yang menyebabkan ukhuwah itu sulit untuk ditegakkan antara lain beberapa hal 
yang merusak ukhuwah yaitu 1) saling mencela padahal Allah melarang hal 
tersebut sebagaimana dalam QS al-H{ujura>t/49: 11   لََ يَسْخَرْ قَ وْم  مِنْ قَ وْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْ ر ا

نَّ خَيْ ر ا مِنْ هُنَّ مِنْ هُمْ وَلََ نِسَاء  مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُ   artinya janganlah suatu kaum di antara kaum 
yang lain mencela bisa saja kaum yang dicela itu lebih baik dari pada yang 
mencela dan begitu juga wanita jangan mencela kepada wanita lain karena 
mungkin wanita yang dicela itu lebih baik dari pada yang mencela. 2) 
memberikan gelar buruk  yang biasa dilakukan di antara kita padahal hal ini juga 
dilarang Allah sebagaimana dalam QS al-H{ujura>t/49: 11  ُالَِسْم وَلََ تَ نَابَ زُوا باِلَْْلْقَابِ بِئْسَ 
يمَانِ  الِْْ بَ عْدَ   artinya janganlah di antara kamu itu memberi gelar yang buruk الْفُسُوقُ 
karena seburuk-buruk perbuatan adalah fasik setelah beriman. 3) mencari-cari 
kesalahan sebagaimana dalam QS al-H{ujura>t/49: 12 سُوا تَجَسَّ  jangan saling وَلََ 
mencari-cari kesalahan. 4) saling menggunjing atau gibah sebagaimana dalam 
QS al-H{ujura>t/49: 12 وَلََ يَ غْتَبْ بَ عْضُكُمْ بَ عْض ا artinya janganlah saling menggunjing di 
antara kalian. 5) menyebarkan aib orang lain  sebagaimana dalam QS al-
H{ujura>t/49: 12    رحَِيم تَ وَّاب   اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  وَات َّقُوا  فَكَرهِْتُمُوهُ  مَيْت ا  أَخِيهِ  لَحْمَ  يأَْكُلَ  أَنْ  أَحَدكُُمْ   artinya أيَُحِبُّ 
apakah salah seorang di antara kamu suka makan bangkai temannya yang mati 
sementara kamu sendiri membencinya dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang.30 

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan 

buruk yang disebutkan berdasarkan dalil yang dikutip merupakan sesuatu yang 

dilarang oleh Allah sehingga dapat menghambat jalinan ukhuwah diimplementasikan. 

Begitu pula perbuatan tersebut merupakan tingkah laku yang dapat merusak keimanan 

seseorang karena bertentangan dengan perintah Allah agar dijauhi atau tidak 

dilakukan. Melakukan perbuatan buruk bertentangan dengan fitrah yang selalu 

 

30Mujahid Abd. Jabbar (63 tahun), Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 

29 April 2021. 



149 
 

mengarah kepada kebaikan. Menurut H.A. Mustofa sebagaimana yang dikutip oleh 

Zulkifli dan Jamaluddin bahwa perbuatan yang menimbulkan keburukan pada 

dasarnya sesuatu yang dibenci hati nurani karena tidak sesuai dengan kondratnya yang 

cenderung pada kebaikan.31 Perbuatan buruk terhadap saudara menunjukkan masalah 

pada keimanan karena sebagaimana yang disabdakan Nabi bahwa tidak sempurna 

iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagai dirinya sendiri.32 Perbuatan-

perbuatan seperti mencela, menggelari buruk, mencari kesalahan, gibah, dan 

menyebar aib orang lain mempunyai implikasi yang luas yaitu sulit mengadakan 

pergaulan karena perbuatan tersebut tidak diterima bagi orang lain sehingga ukhuwah 

menjadi renggang. 

Solusi MUI Kota Makassar dalam mengatasi faktor penghambat ini yaitu 

mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak. Mujahid Abd. Jabbar menjelaskan 

sebagai berikut: 

Di Komisi Ukhuwah kami selalu mengadakan pertemuan, baik secara umum 
antara komisi ukhuwah dengan komisi yang lain maupun di dalam komisi 
ukhuwah sendiri tentang bagaimana menerapkan ukhuwah itu dan 
melaksanakan seminar-seminar dengan mengundang semua unsur dan golongan 
supaya kita saling memahami antara satu dengan yang lain serta tidak saling 
mencela tetapi saling memahami, menghargai, ikut berpartisipasi dalam 
menegakkan ukhuwah.33 

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Komisi Ukhuwah MUI Kota Makassar 

aktif melakukan komunikasi, baik dalam internal organisasi maupun dengan 

kelompok masyarakat melalui kegiatan seminar. Fokus pertemuan tersebut yaitu 

 

31Zulkifli dan Jamaluddin, Akhlak Tasawuf: Jalan Lurus Mensucikan Diri (Cet. I; Yogyakarta: 

Kalimedia, 2018), h. 7. 

32Lihat halaman 89. 

33Mujahid Abd. Jabbar (63 tahun), Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 

29 April 2021. 
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semua pihak dapat saling memahami khususnya apabila ada perbedaan sehingga 

perbuatan buruk seperti saling mencela dapat dihilangkan yang sebaliknya melahirkan 

sikap menghargai satu sama lain. Adapun hasil pertemuan tersebut kemudian 

direalisasikan di tengah masyarakat luas sehingga ukhuwah dapat terimplementasi.  

Jadi, ada tiga faktor penghambat ukhuwah pada MUI Kota Makassar yaitu 

egoisme, dakwah yang cenderung ke arah kontroversial, dan melakukan perbuatan 

buruk kepada orang lain yang pada dasarnya merupakan kebencian, seperti mencela, 

menggelari buruk, mencari kesalahan, gibah, dan menyebar aib orang lain. 

C. Fungsi dan Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar terhadap 

Implementasi Ayat-Ayat Ukhuwah dalam al-Qur’an 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai fungsi dan peran konstruktif pada 

pembangunan masyarakat Indonesia yang dikenal majemuk dan multikultural. 

Khususnya dalam konteks pengembangan umat Islam, MUI merupakan wadah 

strategis menguatkan persatuan. Sebagai wadah persatuan, MUI menjadi tempat 

musyawarah para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim dalam memecahkan dan 

menjawab setiap masalah yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. Termasuk 

dalam hal ini masalah ukhuwah, di mana telah menjadi program fungsional yang 

sifatnya memberi bimbingan dan nasihat kepada umat serta pemerintah. Keseriusan 

MUI dalam menghadapi masalah ukhuwah dibuktikan dengan membentuk komisi 

khusus yang membidangi ukhuwah. MUI Kota Makassar sebagai perwakilan di daerah 

juga berusaha melaksanakan fungsi dan peran MUI terhadap implementasi ayat-ayat 

ukhuwah dalam al-Qur’an. 

 



151 
 

1. Fungsi MUI Kota Makassar Terhadap Implementasi Ayat-Ayat Ukhuwah 

dalam al-Qur’an 

a. Fasilitator Forum Silaturahmi dan Muzakarah 

Terkait fungsi MUI Kota Makassar dalam implementasi ukhuwah, Masykur 

Yusuf sebagai Sekretaris MUI Kota Makassar menjelaskan sebagai berikut: 

Dalam upaya implementasi ukhuwah, Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar 
selalu melakukan kegiatan silaturrahmi dan muzakarah alim ulama dengan 
mengundang semua unsur-unsur ormas dan kelompok-kelompok Islam yang 
berbeda paham atau pendapat. Hal ini dilakukan guna menyelesaikan persoalan-
persoalan di tengah masyarakat kita dengan berusaha mengkombinasikan 
pandangan-pandangan yang berbeda sehingga menghasilkan kesepakatan-
kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi, di MUI tidak ada yang 
dibeda-bedakan, semua diundang selama organisasi atau kelompok tersebut 
diakui negara karena apabila tidak diakui negara jangan sampai kita berharap 
dapat memberikan kontribusi positif justru membawa masalah pada pertemuan-
pertemuan yang diadakan.34 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa MUI Kota Makassar sudah 

melaksanakan salah satu fungsi MUI sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya 

yaitu sabagai wadah silaturahim para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim untuk 

mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam serta menggalang ukhuwah 

Islamiyah.35 Di sini MUI Kota Makassar menjadi fasilitator forum musyawarah 

dengan melakukan kegiatan silaturrahmi dan muzakarah alim ulama dengan dihadiri 

berbagai ormas dan kelompok Islam yang berbeda-beda tetapi tidak dibeda-bedakan. 

Silaturrahmi dapat memberi banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah 

satunya dapat mempererat hubungan persaudaraan atau jalinan ukhuwah akan 

semakin kuat dan kokoh sebagaimana gambaran sebuah bangunan untuk kondisi 

manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Sementara muzakarah menjadi 

 

34Masykur Yusuf (51 tahun), Sekretaris MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 6 April 

2021. 

35Lihat halaman 108. 
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tempat pertukaran pikiran terkait masalah tertentu dan mempertemukan berbagai 

pandangan yang berbeda-beda untuk kemudian mencapai sebuah konsensus dan 

permufakatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa forum dialog 

merupakan faktor pendukung implementasi ukhuwah. Forum silaturahmi dan 

muzakarah ini juga yang diadakan MUI Kota Makassar berkontribusi mengurangi 

egoisme individu atau kelompok yang menjadi faktor penghambat ukhuwah di tengah 

umat atau masyarakat. Dialog bertujuan mempererat tali silatuhrahim para ulama 

khususnya pimpinan ormas Islam. Selain itu, juga dimaksudkan untuk meningkatkan 

komunikasi yang efektif dalam rangka memperkuat kesamaan visi dan keterpaduan 

langkah guna menunjang pelaksanaan kegiatan amr ma’ruf nahy mungkar. 

b. Pembimbing umat melalui forum silaturahmi dan muzakarah  

Masykur Yusuf memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kegiatan 

silaturrahim dan muzakarah ini: 

Sudah menjadi kebijakan MUI yang pada intinya kalau ada problem aktual di 
masyarakat kita yang dianggap mengganggu baik kantibmasnya maupun 
pengamalan-pengamalan Islam, MUI langsung mengadakan pertemuan. 
Pertemuan ini seperti disebutkan sebelumnya dikemas dalam silaturrahmi dan 
muzakarah untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada alim ulama dan 
kelompok-kelompok yang hadir.36 

Dapat dipahami dari penjelasan di atas, kegiatan silaturrahim dan muzakarah 

yang diadakan MUI Kota Makassar juga merupakan salah satu fungsi MUI yaitu 

sebagai wadah perwakilan umat Islam dalam berhubungan dan konsultasi.37 Di dalam 

forum tersebut MUI Kota Makassar memberikan bimbingan kepada umat. Hal ini juga 

merupakan salah satu orientasi pengkhidmatan MUI yaitu Tasa>muh, di mana MUI 

 

36Masykur Yusuf (51 tahun), Sekretaris MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 6 April 

2021. 

37Lihat halaman 108. 
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dalam berkhidmat mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi 

masalah-masalah khilafiyah.38 Adapun sikap tasamuh merupakan prinsip pokok dalam 

ukhuwah karena di dalamnya ada interaksi timbal balik dan menghargai perbedaan. 

Perhatian MUI Kota Makassar terhadap ukhuwah melalui silaturahim dan 

muzakarah dapat dilihat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Dalam Musyawarah 

Daerah (MUSYDA) ke VII pada tahun 2018 yang digelar MUI Kota Makassar 

mengangkat tema “Meneguhkan Ukhuwah Umat untuk Keutuhan NKRI”.39 MUI 

Kota Makassar pernah menggelar diskusi publik yang bertemakan “Ukhuwah 

Islamiyah Antara Harapan dan Kenyataan”.40 Wawancara dengan Masykur Yusuf 

dalam penelitian ini menyebutkan bahwa MUI Kota Makassar akan mengadakan 

pertemuan dengan berbagai pihak terkait peristiwa Bom Katedral Makassar oleh 

Teroris. Menurut beliau, pertemuan ini penting dilaksanakan karena peristiwa 

tersebut dapat mengancam ukhuwah khususnya ukhuwah wat}aniyah. 

2. Peran MUI Kota Makassar Terhadap Implementasi Ayat-Ayat Ukhuwah 

dalam al-Qur’an 

a. MUI Kota Makassar berperan sebagai teladan dan pendakwah ukhuwah 

Dalam mendukung implementasi ukhuwah, MUI Kota Makassar berusaha 

menjadi teladan akan hal ini dan mendakwahkannya. Sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Mujahid Abd. Jabbar sebagai berikut: 

 

38Lihat halaman 111. 

39Balsam, “Wali Kota Makassar Buka Musyda ke VII MUI Kota Makassar”, Jurnal Post. 27 

Januari 2018. https://jurnalpost.com/wali-kota-makassar-buka-musyda-ke-vii-mui-makassar/6093/ (28 

Juli 2021). 

40Fahrizal Syam, “MUI Makassar Bahas Penting dan Sakitnya dalam Ukhuwah Islamiyah”, 

Tribunnews.com. 14 April 2016. https://www.tribunnews.com/regional/2016/04/14/mui-makassar-

bahas-penting-dan-sakitnya-dalam-ukhuwah-islamiyah (28 Juli 2021). 

https://jurnalpost.com/wali-kota-makassar-buka-musyda-ke-vii-mui-makassar/6093/
https://www.tribunnews.com/regional/2016/04/14/mui-makassar-bahas-penting-dan-sakitnya-dalam-ukhuwah-islamiyah%20(28
https://www.tribunnews.com/regional/2016/04/14/mui-makassar-bahas-penting-dan-sakitnya-dalam-ukhuwah-islamiyah%20(28
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MUI dalam hal ini 1) menerapkan pada dirinya sendiri ukhuwah itu sebagaimana 
pengetahuannya akan hal tersebut. 2) Dia harus lebih banyak mengetahui 
tentanng ukhuwah itu sendiri lalu diamalkan pada diri sendiri. 3) 
Mendakwahkan dan mengajak kepada pembinaan ukhuwah. 4) Saling 
menasehati dalam kesabaran. 5) Harus siap menerima perbedaan baik itu 
perbedaan agama maupun perbedaan golongan artinya tidak 
mempermasalahkan perbedaan golongan tetapi harus menghormati seperti 
dalam perbedaan agama itu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kita 
tidak mencampuri agama orang lain dan agama lain tidak bisa mencampuri 
agama kita dalam hal akidah dan ibadah. Tetapi dalam hal kemanusiaan silahkan 
berjalan bersama-sama karena di dalam kemanusiaan selama tidak ada larangan 
maka dijalankan. Namun dalam agama kita harus tegas tidak boleh mengikuti 
agama mereka dan mereka juga tidak mencampuri agama kita. Secara khusus 
dalam perbedaan golongan kita tidak saling mempersalahkan karena dalam ayat 
ada juga yang menyatakan bagimu amalmu dan bagiku amalku. Jadi kamu 
lakukan amalmu, kami juga melakukan amal kami karena sama-sama 
mempertanggungjawabkan amal kita di akhirat, artinya kita tidak bisa 
menanggung dosa orang lain sebagaimana Allah berfirman tidak bisa seseorang 
menanggung dosa orang lain. Adapun dalam satu golongan tidak boleh saling 
bertengkar hanya karena perbedaan pendapat. Terdapat hikmah dalam bahasa 
Arab “setiap kepala itu punya pendapat, bagimu pendapat bagiku pendapat.” 
maka kita harus saling menghormati pendapat tanpa harus mencela pendapat 
yang lain.41 

Penjelasan di atas menunjukkan MUI Kota Makassar berusaha menjalankan 

salah satu peran utamanya sebagaimana yang tertuang dalam khitah pengabdian MUI 

yaitu sebagai pewaris tugas para Nabi.42 Nabi dalam menyampaikan ajaran Allah 

menggunakan metode keteladanan (uswah) karena lebih efektif. Artinya MUI Kota 

Makassar terlebih dahulu menjalankan ukhuwah dalam internalnya agar dapat 

dijadikan contoh bagi umat. Setelah menerapkan pada internal organisasi, MUI Kota 

Makassar berusaha mendakwahkan pentingnya ukhuwah di tengah perbedaan dalam 

umat atau masyarakat. 

Tujuan akhir dari dakwah tentang ukhuwah oleh MUI Kota Makassar adalah 

tercipta sikap saling menghormati dan tidak saling mencela meskipun ada perbedaan 

 

41Mujahid Abd. Jabbar (63 tahun), Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 

29 April 2021. 

42Lihat halaman 15. 
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sehingga kerukunan di tengah masyarakat dapat terjaga. Kontribusi MUI Kota 

Makassar dalam hal ini dapat dilihat dari hasil indeks kerukunan umat beragama di 

Sulawesi Selatan yang dirilis Kementerian Agama tahun 2019 menunjukkan angka 

75,70 % yang berada di atas rata-rata nasional yaitu 73,83 %.43 Tingginya angka 

kerukunan di Sulawesi Selatan ini merupakan kerjasama banyak pihak, salah satunya 

MUI Kota Makassar. Peran dialogis MUI Kota Makassar menjadi kunci dalam 

berkontribusi terhadap tingginya indeks kerukunan beragama tersebut. Konsistensi 

MUI Kota Makassar yang aktif mengadakan pertemuan-pertemuan sebagai forum 

dialog sepanjang tahun dapat menjaga kerukunan yang ada di masyarakat dan 

meningkatkan indeksnya. Hal ini menjadi keunggulan MUI Kota Makassar 

dibandingkan organisasi lain. 

b. MUI Kota Makassar berperan sebagai penengah 

MUI Kota Makassar sebagai penengah mempunyai keterkaitan dengan Komisi 

Ukhuwah Islamiyah, Mujahid Abd. Jabbar sebagai ketua menjelaskan sebagai berikut: 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan ormas yang terdiri atas MUI pusat, 
provinsi, dan kota. Masing-masing tingkatan ada komisi yang membidangi 
ukhuwah. Komisi ukhuwah ini tidak dibatasi dengan agama, negara, 
kefamiliaan, tetapi kita secara umum tergantung dari segi yang kita lihat. Bisa 
dari segi kemanusiaan, dari segi Islamiyah atau keagamaan, dari segi tanah air 
atau kenegaraan. Tetapi yang lebih diunggulkan di sini adalah ukhuwah 
Islamiyah karena merangkum semua ukhuwah yang lain. Islam ini berasal dari 
Allah dan untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja 
sebagaimana Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan 
seluruh umat manusia untuk memberikan berita gembira dan ancaman. Di 
Komisi Ukhuwah kami selalu mengadakan pertemuan, baik secara umum antara 
komisi ukhuwah dengan komisi yang lain maupun di dalam komisi ukhuwah 
sendiri tentang bagaimana menerapkan ukhuwah itu dan melaksanakan seminar-
seminar dengan mengundang semua unsur dan golongan supaya kita saling 

 

43Abdul Jabbar, “Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Sulsel Lampaui Nasional”, 

Upeks.co.id. 5 Januari 2020. https://upeks.co.id/2020/01/capaian-indeks-kerukunan-umat-beragama-

sulsel-lampaui-nasional/ (12 Agustus 2021). 

https://upeks.co.id/2020/01/capaian-indeks-kerukunan-umat-beragama-sulsel-lampaui-nasional/
https://upeks.co.id/2020/01/capaian-indeks-kerukunan-umat-beragama-sulsel-lampaui-nasional/
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memahami antara satu dengan yang lain serta tidak saling mencela tetapi saling 
memahami, menghargai, ikut berpartisipasi dalam menegakkan ukhuwah.44 

Terlihat di sini pertemuan seperti seminar dengan dihadiri berbagai unsur dan 

golongan merupakan program utama MUI Kota Makassar dalam implementasi 

ukhuwah. Adapun seminar tersebut dan pertemuan yang di adakan dalam internal 

MUI Kota Makassar tentang bagaimana menerapkan ukhuwah merupakan salah satu 

peran MUI sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu MUI berperan 

menjadi pelopor gerakan pembaharuan (tajdi>d) pemikiran dan islah. Sebagai islah, 

MUI menjadi juru damai apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam 

dengan menempuh jalan kompromi (al-sam‘u wa al-taufi>q) dan tarjih sehingga 

persaudaraan atau ukhuwah tetap terpelihara di kalangan umat Islam Indonesia.45 

Ukhuwah Islamiyah atau seagama menjadi konsen utama karena sebagaimana yang 

dijelaskan sebelumnya hubungan persaudaraan yang didasari atas kesamaan iman 

merupakan ikatan yang kuat dan hakiki. 

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam memahami ayat ukhuwah dalam 

al-Qur’an, Baharuddin HS. sebagai Ketua MUI Kota Makassar menjelaskan dalam 

hasil wawancara berikut: 

Kami menggunakan metode yang biasa digunakan dalam ilmu tafsir, memahami 
suatu ayat dengan bahasa Arab. Kemudian merujuk kepada pendapat-pendapat 
ulama. Di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar, kita mengadakan 
diskusi dengan mengundang beberapa orang termasuk pakar-pakar, para 
muballig, ustadz-ustadz. Kemudian yang sangat dianjurkan yaitu bagaimana 
supaya keputusan yang diambil dalam diskusi-diskusi tersebut 
disosialisasikan.46 

 

44Mujahid Abd. Jabbar (63 tahun), Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 

29 April 2021. 

45Lihat halaman 109-110. 

46Baharuddin HS., (73 tahun), Ketua MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Maret 

2021. 
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Dari penjelasan di atas menunjukkan MUI Kota Makassar selain menggunakan 

metode yang umum dalam ilmu tafsir, pola diskusi dengan menghadirkan para pakar 

menjadi alternatif lain. Hal ini dilakukan untuk mewadahi berbagai perbedaan 

sekaligus menghadirkan pemahaman baru yang tidak terpaku dengan yang sudah 

ditafsirkan ulama-ulama terdahulu, akan tetapi mencoba menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman khususnya pada aspek implementasi ukhuwah yang butuh usaha 

dan kerja nyata. Kemudian hasil yang didapat disosialisasikan untuk dijalankan 

bersama khususnya dalam lingkup umat Islam. 

c. MUI Kota Makassar berperan sebagai mufti 

Salah satu peran utama dan paling dikenal dari MUI adalah sebagai mufti 

untuk mengeluarkan fatwa. Terkait dengan ukhuwah Masykur Yusuf menjelaskan: 

Setahu saya ukhuwah itu belum pernah ada fatwa karena sudah banyak dalil 
yang sudah jelas. Tetapi lebih bersifat himbauan untuk menjaga persatuan dan 
kesatuan. Jika dipandang perlu mungkin saja dapat ada kalau dianggap 
penting.47 

Sejalan dengan penjelasan di atas, Mujahid Abd. Jabbar menambahkan sebagai 

berikut: 

Fatwa secara khusus tentang ukhuwah tidak ada. Fatwa ini secara umum di 
mana ukhuwah sudah ikut di dalamnya, bukan hanya fatwa ukhuwah saja.48 

Berdasarkan penjelasan dua tokoh di atas, fatwa khusus tentang ukhuwah 

belum ada yang dikeluarkan oleh MUI. Akan tetapi setiap fatwa didasari nilai-nilai 

ukhuwah. Hal ini dapat dilihat dari setiap pengembilan fatwa, terlebih dahulu MUI 

melakukan berbagai sidang dan diskusi agar produk fatwa yang dihasilkan merupakan 

 

47Masykur Yusuf (51 tahun), Sekretaris MUI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 6 April 

2021. 

48Mujahid Abd. Jabbar (63 tahun), Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 

29 April 2021. 
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sesuatu yang dapat diterima bersama. Pola diskusi dan kebersamaan ini merupakan 

ciri ukhuwah sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya.  

Jadi, fungsi MUI Kota Makassar terhadap implementasi ukhuwah yaitu 

fasilitator forum silaturahmi dan muzakarah sehingga menjadi wadah persatuan dari 

berbagai kelompok untuk kemudian saling menyampaikan pendapat dan menyatukan 

pandangan sehingga ikatan ukhuwah menjadi kuat dan pembimbing umat melalui 

forum silaturahmi dan muzakarah tersebut. Adapun peran MUI Kota Makassar yaitu 

sebagai teladan dan pendakwah ukhuwah untuk memberi petunjuk pengamalan 

ukhuwah dengan terlebih dahulu diterapkan pada internal organisasi sehingga menjadi 

contoh teladan bagi masyarakat luas, sebagai penengah di tengah perbedaan umat 

sehingga akan membentuk jalinan ukhuwah, dan sebagai mufti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dari temuan di lapangan, peneliti 

dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Konsepsi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an dan implementasinya menurut 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar adalah ukhuwah merupakan 

ikatan antara manusia berdasarkan persamaan dan keserasian tertentu dengan 

petunjuk yang sudah jelas dalam al-Qur’an dan dibutuhkan kerja aktif serta 

usaha semua pihak dalam aplikasinya. Adapun persamaan dan keserasian yang 

menjadi perhatian MUI Kota Makassar ada tiga yaitu persamaan seagama, 

sebangsa, dan sekemanusiaan. Persamaan seagama atau ukhuwah 

Islamiyah/diniyah yaitu persaudaraan berdasarkan sesama agama dalam hal ini 

Islam yang diimplementasikan dengan terlebih dahulu menghilangkan 

prasangka buruk di antara sesama umat Islam dan sebaliknya menghadirkan 

prasangka baik. Kemudian persamaan sebangsa atau ukhuwah wat}aniyah yaitu 

persaudaraan satu tanah air yang diimplementasikan dengan saling 

menghormati dan toleran mulai dari masyarakat biasa sampai pimpinan atau 

pemerintah. Sedangkan persamaan sekemanusiaan atau ukhuwah 

basyariyah/insa>niyah yaitu persaudaraan berdasarkan kesamaan asal kejadian 

ialah bagian anak cucu Adam dan Hawa yang diimplementasikan dengan 

bertaaruf, saling memahami, tidak saling merendahkan dan memusuhi, serta 

menerapkan perilaku terpuji tanpa membeda-bedakan. Jadi, Implementasi 

ukhuwah dalam al-Qur’an pada MUI Kota Makassar berdampak besar dalam 
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masyarakat seperti akan membawa pada sejumlah budaya positif yaitu 

menerapkan perilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela, baik antara 

sesama umat Islam, masyarakat yang hidup dalam satu negara atau sebangsa, 

dan secara umum manusia di seluruh dunia. 

2. Faktor pendukung implementasi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an menurut 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar adalah hal-hal yang 

menunjang pengamalan ukhuwah di tengah umat Islam dan di masyarakat 

secara umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh MUI Kota 

Makassar, faktor pendukung implementasi ukhuwah yaitu: 1) Selalu 

mengadakan pertemuan dalam bentuk forum dialog yang dihadiri berbagai 

kelompok dengan mengundang narasumber yang berkompeten. Dalam forum 

ini berbagai kelompok mengutarakan gagasan dan menyatukan pandangan 

sehingga lahir sikap tasamuh atau toleransi; 2) Peran aktif muballig dalam 

edukasi ukhuwah pada berbagai kesempatan membantu aplikasi ukhuwah di 

masyarakat; 3) Menjauhi sikap dan perilaku tercela akan menopang ukhuwah, 

seperti menjauhi sikap mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja, 

aniaya, dan serakah; Sedangkan faktor penghambat ukhuwah dalam al-Qur’an 

menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar adalah tantangan 

yang dihadapi dalam menghidupkan nilai ukhuwah. Adapun faktor 

penghambat tersebut di antaranya, 1) Egoisme yang menganggap diri lebih 

baik dari pada orang atau kelompok lain. Adapun solusi dalam hal ini yaitu 

MUI Kota Makassar berusaha mengangkat persamaan-persamaan manusia 

dalam masyarakat dan mengefektifkan kerja komisi khusus ukhuwah 

khususnya dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk 
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mengimplementasikan nilai ukhuwah; 2) Dakwah yang cenderung 

kontroversial yang disebabkan rendahnya leterasi dan tidak adanya 

pemahaman inklusif. Solusi MUI Kota Makassar dalam hal ini yaitu 

memberikan bimbingan dan pemahaman yang baik dan benar kepada para 

muballig; 3) Berbuat buruk kepada orang lain seperti mencela, menggelari 

buruk, mencari kesalahan, gibah, dan menyebar aib orang lain sehingga sulit 

mengadakan pergaulan karena perbuatan tersebut tidak dapat diterima bagi 

orang lain akibatnya ukhuwah menjadi renggang. Solusi dalam hal ini yaitu 

Komisi Ukhuwah MUI Kota Makassar aktif melakukan komunikasi, baik 

dalam internal organisasi maupun dengan kelompok masyarakat untuk saling 

memahami dan menghargai satu sama lain khususnya apabila ada perbedaan. 

3. Fungsi MUI Kota Makassar terhadap implementasi ukhuwah yaitu fasilitator 

forum silaturahmi dan muzakarah sehingga menjadi wadah persatuan dari 

berbagai kelompok untuk kemudian saling menyampaikan pendapat dan 

menyatukan pandangan sehingga ikatan ukhuwah menjadi kuat, serta 

pembimbing umat melalui forum silaturahmi dan muzakarah tersebut. Adapun 

peran MUI Kota Makassar yaitu sebagai teladan dan pendakwah ukhuwah 

untuk memberi petunjuk pengamalan ukhuwah dengan terlebih dahulu 

diterapkan pada internal organisasi sehingga menjadi contoh teladan bagi 

masyarakat luas, sebagai penengah di tengah perbedaan umat sehingga akan 

membentuk jalinan ukhuwah, dan sebagai mufti. 
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B. Implikasi 

Dari penelitian terhadap ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an dan 

implementasinya menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar, terlihat 

bahwa ukhuwah mempunyai urgensi dalam masyarakat khususnya di tengah 

perbedaan-perbedaan yang berujung konflik. Implementasi ukhuwah menjadi solusi 

yang mempersatukan. MUI Kota Makassar senantiasa menghimbau agar menjaga 

ukhuwah di tengah masyarakat khususnya di antara umat Islam. 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melihat pemahaman tokoh-

tokoh MUI Kota Makassar dalam mengimplementasikan ukhuwah. Apalagi saat ini 

ukhuwah belum teraplikasi dengan baik karena masih banyak peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di masyarakat disebabkan perbedaan-perbedaan. Jadi, diharapkan tesis ini 

dapat menjadi bahan yang bermanfaat untuk pengembangan keilmuan Islam. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana menurut anda tentang konsepsi dan implementasi ayat-ayat ukhuwah 

dalam al-Qur’an? 

a. Ukhuwah Di>niyah / Seagama (إخوة) 
b. Ukhuwah Wat}aniyah / Sebangsa (اخا, اخوا, إخوان) 
c. Ukhuwah Insa>niyah / Sekemanusiaan (خلقنكم من ذكروانثى) 

d. Ukhuwah Nasabiyah / Senasab (اخ, اخت) 
e. Ukhuwah S{ifatiyah / sesifat (إخوان) 

2. Bagaimana metodologi MUI Kota Makassar dalam memahami ayat-ayat tentang 

ukhuwah? Apakah ada perbedaan pendapat di kalangan tokoh MUI Kota Makassar 

tentang ukhuwah? 

3. Bagaimana menurut anda faktor-faktor pendukung dan penghambat dari 

implementasi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an? 

4. Bagaimana solusi MUI Kota Makassar dalam mengatasi faktor-faktor penghambat 

implementasi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an? 

5. Bagaimana fungsi MUI Kota Makassar dalam implementasi ayat-ayat ukhuwah 

dalam al-Qur’an? 

6. Bagaimana peran MUI Kota Makassar dalam implementasi ayat-ayat ukhuwah 

dalam al-Qur’an? 

7. Apakah ada fatwa MUI terkait implementasi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an? 

8. Apa program kerja MUI Kota Makassar terkait implementasi ayat-ayat ukhuwah 

dalam al-Qur’an? 

9. Apa masalah yang menjadi tantangan bagi MUI Kota Makassar terkait 

implementasi ayat-ayat ukhuwah dalam al-Qur’an di zaman sekarang, khususnya 
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di daerah perkotaan? Bagaimana Langkah-langkah MUI Kota Makassar dalam 

mengatasi masalah tersebut? 

10. Bagaimana kebijakan MUI Kota Makassar terkait ukhuwah yang kemudian 

menjadi himbauan kepada masyarakat? 

FOTO PENELITIAN 

Wawancara dengan Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Kota Makassar Mujahid Abd. Jabbar. 

 

Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar 
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Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar. 
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