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KATA PENGANTAR 

حِيِ  حَْْنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم , والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آ له 

 وآأصحابه اولى الكرام "اما بعد"

Puji syukur kehadirat Allah swt. berkat, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

saw. beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikut setianya. 

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan 

penyelesaian pendidikan pada program strata satu jurusan Tafsir Hadis prodi 

Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin 

Makassar Tahun Akademik 2018/ 2019. 

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak 

yang telah ikut berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam membantu proses 

penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis merasa sangat perlu 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik yang 

telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa 

memotivasi. 

1. Ibunda Siti Bara Uran sebagai seorang ibu dan juga menjadi seorang 

ayah ketika ayah meninggal, dan Ayahanda  Alm. Taslim Ora Mahing 

yang telah tenang dengan Allah swt. mereka merupakan orang tua 

penulis yang telah berjuang merawat, membesarkan serta mencari 

nafkah sehingga penulis dapat sampai pada tahap akhir perkuliahan. 

Tiada kata-kata yang layak penulis berikan untuk mengemukakan 

penghargaan dan jasa beliau. Tanpa do’a yang ditujukan kepadaku 

penulis tidak mampu menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini, 

penulis hanya dapat mendoakan semoga ibunda senantiasa diberikan 
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kesehatan dan ayahanda moga kuburannya dilapangkang oleh Allah swt. 

serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan bantuannya, baik 

moril maupun materil sehingga proses pembelajaran selama di bangku 

kuliah dapat berjalan lancar. 

2. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si sebagai Rektor UIN Alauddin 

Makassar dan Prof. Mardan, M.Ag, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A, 

Prof. Siti Hj. Aisyah, M.A, Ph. D, Prof. Hamdan, Ph.D selaku wakil 

Rektor I, II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menimba ilmu di kampus ini. 

3. Prof. Dr. H. Natsir Siola, M.A sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, 

Filsafat dan Politik, Dr. Tasmin Tangngareng, M.Ag, Dr. H. Mahmuddin 

M.Ag., Dr. Abdullah, M.Ag. selaku wakil Dekan I, II dan III yang 

senantiasa membimbing penulis selama menempuh perkuliahan. 

4. Dr. Muhsin Mahfudz, M.Ag, Dra. Marhany Malik, M. Hum, dan Dr. H. 

Muh. Shadiq Sabry, M.Ag, Dr. H. Aan Parhani, Lc. M.Ag. selaku ketua 

jurusan Ilmu Hadis dan ketua jurusan Ilmu al-Qur’an bersama sekertaris 

jurusan, atas segala ilmu dan arahannya selama menempuh jenjang 

perkuliahan di Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik.  

5. Dr. H. Mahmuddin M.Ag, dan Ibunda Sitti Syakirah Abu Nawas, M.Th. 

I,  selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang dengan ikhlas 

meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi sejak awal hingga akhir. 

6. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag, dan Dr. H. Darussalam, M. Ag 

selaku penguji I dan penguji II dalam munaqasyah skripsi. Atas saran 

dan arahannya dalam menyelesaikan studi ini. 
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7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman tafsir 

hadis angkatan 2014, terkhusus teman-teman yang ada di Ilmu Hadis 

regular terutama Haris Reski Pratama, Fauzi Ahmad Nur Syamsi, Tajri, 

Patahuddin, Muhammad Sirad, Ahmad Fawaid yang selalu memberikan 

dukungan kepada penulis serta menemani penelulis sampai tahap 

penyelesaian. 

8. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan ilmu 

Politik UIN Alauddin Makassar yang telah berjasa mengajar dan 

mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di UIN Alauddin Makassar 

serta Staf Akademik yang dengan sabarnya melayani penulis dalam 

menyelesaikan prosedur akademik yang harus dijalani hingga ke tahap 

penyelesaian. 

9. Bapak dan ibu kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta 

staf-stafnya yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

10. Dan ucapan terimakasi pada teman-teman di komunitas Djelajah Buku, 

dan teman-teman di Kos al-Fajri yang telah menemani saya diskusi dan 

ngopi bersama, serta berpartisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan yang telah 

diberikan bernilai ibadah disisi Allah swt. dan semoga Allah swt. senantiasa 

meridhoi semua amal usaha yang peneliti telah laksanakan dengan penuh 

kesungguhan serta keikhlasan. 

Pada kenyataannya, walaupun menerima banyak bantuan dari berbagai 

pihak, pada dasarnya yang bertanggung jawab terhadap tulisan ini adalah penulis 

sendiri. Terakhir penulis harus sampaikan penghargaan kepada mereka yang 
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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

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث s\a s\ es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah)
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah)
ط t}a t} te (dengan titik di bawah)
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
هـ Ha H Ha
ء Hamzah ’ Apostrof
ى Ya Y Ye

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

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

2. Vokal

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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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:

كَیْفَ  : kaifa

هَوْلَ  : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ  : ma>ta

رَمَى : rama>

ْ̀لَ  قِ : qi>la

یمَُوْتُ  : yamu>tu

Nama Huruf Latin Nama
Tanda fath}ah a a َا

kasrah i i ِا
d}ammah u u ُا

Nama Huruf Latin NamaTanda

fath}ah dan ya>’ ai a dan i َْـى

fath}ah dan wau au a dan u َْـو

NamaHarakat dan 
Huruf

Huruf dan  
Tanda

Nama

fath}ah dan alif atau ya>’ َ ...ى| ...َ ا

d}ammah dan wauُو ـ

a>

u>

a dan garis di atas

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

u dan garis di atas
ـى
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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:

ةُ اҫҡطْفَالِ رَوْضَ  : raud}ah al-at}fa>l

اَلمَْدِینْةَُ اَلفَْاضߧَُِ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah

اَلحِْكمْةَُ  : al-h}ikmah

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبҧناَ  : rabbana>

نجҧَیْناَ  : najjaina >

اَلحَْقّ  : al-h}aqq

مَ  نعُِّ : nu“ima

 ҥ̊دَُو : ‘aduwwun

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

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

Contoh:

 ҥَِ̊لى : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
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 ҥعَرَبى : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

مْسُ  ҧاَلش : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

اَلزҧلزْߦََ  : al-zalzalah (az-zalzalah)

اَلفَْلْسَفَة  : al-falsafah

اَلبْلاَدُ  : al-bila>du

7. Hamzah

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

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

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

Contoh:

تҭَ̂مُرُوْنَ  : ta’muru>na

اَلنҧوْعُ  : al-nau‘

ءٌ  شيَْ : syai’un

Ҭǫمِرْتُ  : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
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Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

T{abaqa>t al-Fuqaha>’

Wafaya>h al-A‘ya>n

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

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

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

huruf hamzah.

Contoh:

ْ̽نُ اللهِ  دِ di>nulla>h   ِ߸ِԴbilla>h  

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

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

hum fi> rah}matilla>h    همُْ فيِْ رَحمَْةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

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

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

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n

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

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

Al-Gaza>li>

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

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh:

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam

as. = ‘alaihi al-sala>m

Cet. = Cetakan

t.p. = Tanpa penerbit

t.t. = Tanpa tempat

t.th. = Tanpa tahun

t.d = Tanpa data

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

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

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

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

h. = Halaman
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ABSTRAK

Nama: Ahmad Mamang
NIM  : 30700114019
Judul : GAGASAN PERDAMAIAN DALAM HADIS NABI SAW. DAN 

APLIKASI KEKINIAN (Suatu Kajian Tahli>li> dalam Riwayat Ummi
Kals\um)

Skripsi ini membahas tentang Gagasan Perdamaian dalam Hadis Nabi 
saw. dan Aplikasi Kekinian (Suatu Kajian Tahli>li> dalam Riwayat Ummi Kals\um) 
dengan rumusan masalahnya; 1) Bagaimana gagasan perdamaian dalam Islam?, 
2) Bagaimana kualitas hadis dan kandungan hadistentang gagasan perdamaian 
dalam riwayat Ummi Kals\um?, dan 3) Bagaimana pengaplikasian hadis gagasan 
perdamaian dalam riwayat Ummi Kals\um?.

Dan tujuan penelitian ini: 1) mendeskripsikan gagasan perdamaian dalam 
Islam, 2) Menganalisis serta mendeskripsikan kualitas hadis dan kandungan hadis 
tentang gagasan perdamaian dalam riwayat Ummi Kals\um, 3) mengemukakan 
pengaplikasian dari hadis gagasan perdamaian dalam riwayat Ummi Kals\um. 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui gagasan perdamaian.
Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode Tahli>li> 
dengan pendekatan multidisipliner yaitu Ilmu Hadis, Sosio-Historis, dan 
pendekatan linguistik atau kebahasaan. Penelitian ini tergolong library research, 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode takhri>j hadis,
diantaranya: 1) menggunakan salah satu lafal matan hadis, 2) menggunakan lafal 
pertama matan hadis, dan 3) berdasarkan tema hadis. Selanjutnya dilakukan 
kritik sanad dan matan.

Hasil penelitian dari hadis ini ialah terdapat 14 riwayat melaui 7
mukharrij dan 1 periwayat sahabat. Setelah melakukan naqd al-sanad dan matan 
maka hadis ini dinilai shahih, dimana bersambung sanadnya, perawinya adil dan 
dhabi, serta tidak syazd dan tidak ‘illat. Mengenai kandungannya hadis ini, dalam 
melakukan perdamaian tidak dikatakan sebagai perbuatan pendusta, dan 
berbohong untuk suatu perdamaian dibolehkan. Dengan melihat masa kini maka, 
pengaplikasiannya dari nilainya hadis ini ialah: 1) menghindari HOAX atau 
verifikasi informasi, 2) saling menghormati dan hargai, dan 3) melakukan dialog.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Kehidupan yang damai merupakan keinginan setiap manusia tanpa 

terkecuali,  kehidupan yang nyaman saling berdampingan tanpa konflik memberikan 

gambaran kehidupan yang  makmur. Sementara konflik merupakan proses batin yang

meliputi kegelisahan karena adanya pertentangan atau dapat dikatakan sebagai 

interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih.1

Damai adalah cerminan dari terkelolanya koflik, dan damai bukanlah semata-

mata ketiadaan perang karena perdamaian sejati adalah damai yang dinamis, 

partisipatif, dan berjangka waktu panjang. Damai sejati bisa terwujud manakala 

nilai-nilai kemanusiaan universal telah mengakar disegala kehidupan mulai dari 

kehidupan praktis, keluaraga, sekolah, komunitas, masyarakat, hingga negara.

Antara damai dan konflik akan berlangsung secara terus-menerus sebagai 

sebuah siklus kehidupan. Konflik dan damai sebagai realitas sosial akan selalu ada 

dalam diri manusia secara personal, maupun kehidupan bersama dalam sebuah 

masyarakat. Proses dan strategi perdamaian merupakan upaya pengelolaan konflik 

identitas dan kepentingan, perdamaian merupakan sebuah proses menuju kondisi 

hubungan sosial yang ditandai dengan ketiadaan konflik, kekerasan, kesalah

pahaman, dan intoleran. Strategi dengan dialog antikekerasan mampu menjadi 

kerakter masyarakat demi kemaslahatan bersama.   

Begitu halnya dengan Islam yang merupakan agama yang mengatur 

kehidupan manusia. Ajaran-ajarannya menjadi acuan bagi seluruh umat manusia, 

baik yang bersifat pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai 

                                                
1H. Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Leadership Membangun Super Melalui 

Kecerdasan Sprritual (Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 534
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kehidupan yang lebih baik dan harmonis dalam ridho Allah swt. aturan kehidupan 

diletakkan oleh Allah swt. dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasullah saw. untuk 

dijadikan sebagai pedoman, agar perjalanan hidup ini sampai tujuan damai. Apabila 

manusia melanggar aturan-aturan tersebut, maka kehidupan manusia akan mengarah 

kepada kesesatan atau konflik.

Sebagai agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. untuk 

penyempurna agama-agama sebelumnya. Konsekuensinya, Islam harus menjawab 

tantangan-tantangan yang ada di dunia sampai masa akhirat nanti (kiamat). 

Tantangan tersebut berhubungan dengan tauhid,2 jinayah,3 maupun muamalah.4

Meskipun tantangan itu dapat terjawab dengan sempurna oleh Islam, banyak 

kalangan tetap berprasangka buruk. Jalan terbaik menghilangkan prasangka buruk 

tersebut adalah menjawab secara ilmiah sehingga memecahkan persoalan dan 

menjawab secara objektif.

Negara yang  multikultural yang terdiri dari berbagai macam agama, suku  

maupun berbagai macam aliran kepercayaan, dengan kenyataan ini tidak dapat kita 

nafikan bawasanya tempat tersebut merupakan salah satu daerah yang pluralis. 

Sehingga rawan terjadinya konflik, isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar 

                                                
2Arti dari ilmu tauhid ialah ilmu yang membicarakan tentang sifat – sifat Allah SWT dan 

sifat – sifat para utusan-Nya yang terdiri dari sifat yang wajib (yang pasti ada), sifat jaiz (yang 
mungkin ada) dan sifat yang mustahil (yang tidak ada). Selain itu, juga membicarakan bagaimana 
menetapkan kepercayaan – kepercayaan agama Islam dengan dalil – dalil Naqli. Serta menolak akidah 
yang salah dan yang bertentangan dengan akidah islam. Lihat Syekh Muhammad Abduh, Risalah 
Tauhid (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 4

3Jinayat bentuk jamak dari jinayah. Menurut bahasa, jinayat bermakna penganiayaan 
terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayat pelanggaran terhadap badan yang 
didalamnya diwajibkan qisas atau diyat. Jinayat juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas 
penganiayaan atas badan. Lihat Ahmad Wardi Muslich. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 45.

4Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengartur manusia dalam kaitannya 
dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, lihat H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah; Memahas 
Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, 
Mudayanah, Asuransi, Etika Bisnis, dan lain-lain (Cet. X, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 2
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Golongan)  sesungguhnya merupakan faktor potensial yang tidak mudah dilerai , 

bermuara dari konflik skala lokal menjadi konflik yang menasional.5

Kasus konflik bernuansa SARA yang berujung pada terjadinya berbagai 

kerusuhan hebat dalam masyarakat diberbagai daerah yang multikultural. Seperi 

konflik yang terjadi di Palestina, dan tidak dinafikan konflik yang terjadi di tanah air 

kita ini yang terjadi diberbagai pelosok daerah mulai dari Aceh, Ketapang, Kupang, 

Ambon, Poso, Sambas, Sampit, sampai kepada Papua dan beberapa wilayah lainnya 

di Indonesia.6 Konflik tersebut telah memakan banyak sekali korban baik dari segi 

fisik bahkan mental. Tidak sedikit harta benda bahkan nyawa melayang, kerugian 

yang dialami juga mencakup kerugian meteri maupun spiritual, seperti hancurnya 

tatanan dalam masyarakat berupa terputusnya silaturahmi antar saudara, juga 

silaturahmi antar tetangga yang tadinya rukun dan damai, belum lagi beban 

psikologis yang harus ditanggung oleh masyarakat dari yang sudah tua sampai anak-

anak. Bahkan ancaman serius bahaya hilangnya satu generasi penerus pembangunan 

di wilayah bersangkutan. 

Melihat umat manusia dewasa ini, agama dengan mudahnya dijadikan 

pemicu bagi penganutnya untuk bertindak memusuhi kelompok penganut agama 

lain, kelompok dengan kelompok yang bersebrangan pemahaman untuk kepentingan 

pribadi atau kelompok. Dalam persaiangan kepentingan politik atau perebutan 

kekuasaan, persaiangan ekonomi/ bisnis atau persaingan kepentingan lainnya, agama 

bisa dijadikan alat pemicu bagi penganut agama untuk menyeret sesamanya terlibat 

di dalam konflik. Padahal agama prinsipnya mengajarkan hidup damai dan rukun 

dengan sesama manusia, baik yang seagama maupun yang tidak seagama. Agama 

                                                
5Jahawir Thontowi, Pesan Perdamaian Islam (Cet. I, Yogyakarta: Madyan Press, 2001), h. 

149
6 Th. Sumarthana, dkk., Damai Ajaran Semua Agama (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2004), 

h. xix,   pokok pikiran yang di petik dalam, Temu Nasional Pemuka Umat Beragama di Indonesia, 
dengan tema; Merekat Kasih Untuk Martabat Bangsa Aplikasi Peran Tokoh dan Umat Beragama 
untuk Kedamaian, Persaudaraan, dan Harmon,  di Balai Kemanunggalan TNI-Rakyat Makassar, pada 
tanggal; 15-16 Januari 2003
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dapat menjadi perekat persaudaraan umat manusia seluruhnya tanpa memandang 

latar belakang bangsa, suku, etnis, aliran politik, dan kepentingan.7

Pada prinsipnya, Islam merupakan agama yang mengajarkan perdamaian dan 

kasih sayang, menjunjung tinggi sifat tolong-menolong, saling menasehati tentang 

hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter (kesamaan derajat), tenggang rasa, 

kebersamaan, demokratis, keadilan, toleransi, dan seimbang antara urusan dunia dan 

akhirat.8 Prinsip tersebut, sangat banyak dapat ditemukan dalam teks-teks Al-

Qur’an, yang didalamnya mengajarkan konsep-konsep perdamaian. Seperti firman 

Allah swt. dalam Qs. Al-Anbiya/21: 107

          

Terjemahan: 
Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
semesta alam.9

Ayat di atas, dengan sangat jelas memberikan pemahaman bahwa tujuan 

diutusnya Nabi Muhammad saw. adalah menjadi rahmat bagi semua alam semesta.10

Pernyataan alam semesta dalam ayat tersebut menunjukkan Islam merupakan agama 

yang universal, yang ajarannya harus mewujudkan kasih kebaikan kepada seluruh 

alam semesta.

Pernyataan ini, memberikan pengertian bahwa Islam merupakan agama yang 

mengutamakan kemaslahatan bagi semua makhluk Allah tanpa terkecuali. Islam 

yang memiliki tujuan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan itu, tercermin pula 

dalam berbagai teks-teks ayat yang lain yang memberikan larangan kepada manusia 

                                                
7H. Abd. Rahim Yunus, Damai Dalam Islam; Perspektif Cita dan Fakta (Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), h. 258
8Yatimin Abdullah. Studi Islam Kontemporer. (Cet. I, Jakarta: Amzah, 2006) h. 19.
9Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Pustaka al-Hanan, 2009), h.

331
10M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume: 

VIII (Cet. II, Jakarta: Lentera Hati, 2014), h. 518
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untuk melakukan kerusakan di muka bumi, larangan membunuh tanpa alasan yang 

benar, anjuran untuk mengusahakan perdamaian di muka bumi, merugikan orang 

lain, dan lain sebagainya yang pada intinya adalah anjuran untuk selalu 

mengusahakan kebaikan dan kemaslahatan dalam hidup di dunia.11 Perintah 

mewujudkan perdamaian, kasih-sayang, dan segala macam bentuk kebaikan itu, 

merupakan bagian dari tugas manusia sebagai khali@fatullah.12

Tugas manusia sebagai khalifah untuk menciptakan perdamaian sebelum 

ajaran islam datang sering terjadi melalui jalan peperangan antar golongan atau 

suku, kejadian ini yang terjadi wilayah Arab. Salah satu kasus peperangan antar suku 

yang dapat dimainkan oleh para modiator handal ini adalah perang antara suku ‘Abs 

dan suku Dhubyan.13

Ketika Islam datang konflik atau kebiasaan orang Arab bisa teratasi menjadi 

kehidupan yang harmonis, seperti riwayat dari Aisyah ra. tentang  cerminan dari 

akhlak Nabi Muhammad saw. 

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ يَـعْنيِ الجَْ  ثَـنَا أبَوُ إِسْحَاقَ، قَالَ: سمَِ ثَـنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّ ثَـنَا رَوْحٌ، حَدَّ دَليَِّ، يَـقُولُ: حَدَّ

لمَْ يَكُ فاَحِشًا، وَلاَ «سَألَْتُ أمَُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَتْ: 

شًا، وَلاَ صَخَّاباً فيِ الأَْسْوَاقِ، وَلَكِنْ يَـعْفُو وَيَصْفَحُ  ١٤»مُتـَفَحِّ

                                                
11Tentang ayat-ayat yang menganjurkan melarang berbuat keburukan serta perintah untuk 

berbuat kebaikan, dapat dibaca dalam teks-teks al-Qur’an, seperti: Q.s. an-Nisa@/ 4: 114, Al-Qashas/ 
28: 77, Asy-Syu’ara@/ 26: 183, al-Ma@idah/ 5: 32, al-An’a@m/ 6: 151, dan al-Isra@’/ 17: 33, dan masih 
banyak lagi teks-teks ayat al-Qur’n yang mengajarkan kepada perdamaian, larang berbuat kejahatan, 
dan perintah untuk berbuat kebaikan. 

12Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah/ 2: 30, selanjutnya, tentang konsep 
perintah ishlah (melakukan perbaikan,perdamaian) di dunia ini, Muhammad Thahir bin ‘Asyur juga 
mengemukakan dalam kitabnya, bahwa sesungguhnya islam itu menyuruh kepada manusia untuk 
melakukan ishlah (perbaikan, perdamaian) kepada manusia, karena perdamaian kepada manusia akan 
mewujudkan kebaikan di alam. Lihat, Muhammad Thahir bin ‘Asyur. Ushul an-Nidham al-Ijtima@’i fiy 
al-Isla@m (Cet. II, Tunisiah: Asy-Syirkah, t.th.) h. 103.

13Badri Yatim, Sejarah Peradapan Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 17
14Abu ‘Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal,  Musnad al- Ima@m Ahmad Ibnu Hanbal,  juz 

43 (syu’i@ba al-Arnuwath: ‘A@dil Mursyid, 2001), h. 199
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Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Rauh telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq berkata; saya
telah mendengar Abu Abdullah, yaitu al-Jadali berkata; "Saya bertanya kepada 
Ummul Mukminin, Aisyah mengenai akhlaknya Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam?" Aisyah menjawab; "Beliau tidak pernah berbuat keji, berkata-kata 
kotor, dan tidak berteriak-teriak di pasar. Akan tetapi, beliau adalah pemaaf 
lagi pemurah."

Hadis ini memberikan informasi tentang akhlak Rasulullah saw. yang pemaaf 

lagi pemurah sebagai cerminan untuk umatnya yang sering membuat konflik di 

kehidupannya. Ketika Rasullaulah berdakwah secara terang-terangan di masyarakat 

Mekkah beliau dilempari dengan kotoran binatang tetapi beliau tidak menanamkan 

rasa dendam ini merupakan cerminan belau memiliki jiwa yang damai.

Kejadian ketika  Nabi Muhammad saw. berhijrah dari Mekkah ke Madinah 

terlebih dahulu yang beliau melakukan adalah menyatukan kaum muhajirin dan 

anshar sehingga membentuk persaudaraan yang harmonis, hal ini agar membentuk

tananan kehidupan di Madinah yang damai. Berbagai macam perbuatan dan tindakan 

Nabi Muahammad saw. yang toleransi dalam menyikapi keadaan untuk menciptakan 

perdamaian, seperti kejadian yang sangat mengesankan melakukan “Lima janji” 

yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah, dan piagam Madinah sebagai cara 

diplomasi untuk menghidarkan konflik agar permusuhan yang berkepanjangan bisa 

teratasi supaya terbinanya masyarakat “thayyi@batun warabbu@n ghafur”. 

Melihat kehidupan yang dilalui oleh Nabi Muhammad saw. perlu kita untuk 

mengetahuai hadis tentang gagasan perdamaian yang peneliti kaji yakni:

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ بْنُ إبِْـرَاهِيمَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِِّ، عَنْ حمَُ  ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ مَنِيعٍ، قاَلَ: حَدَّ يْدِ بْنِ عَبْدِ حَدَّ

عْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ كُلْثوُمٍ الرَّحمَْنِ، عَنْ أمُِّهِ أمُِّ   هِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: ليَْسَ بنِْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ: سمَِ

  فَـقَالَ خَيـْرًا أوَْ نمَىَ خَيـْرًا.أَصْلَحَ بَـينَْ النَّاسِ باِلكَاذِبِ مَنْ 
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15هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada 
kami Isma'il bin Ibrahim dari Ma'mar dari al-Zuhri dari Humaid bin 
Abdurrahman dari ibunya Ummu Kultsum binti Uqbah, ia berkata; Saya 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah 
termasuk pendusta, yaitu mereka yang mendamaikan perkara di antara 
manusia sehingga ia berkata yang baik atau menyampaikan sesuatu yang 
baik." Abu Isa berkata; Ini adalah hadits hasan shahih.

sebagi panutan untuk kehidupan dewasa ini yang penuh dengan permusuhan atau 

konflik, sehingga menurut peneliti pentingnya mengkaji hadis tentang “Gagasan

Perdamaian dalam Hadis Nabi saw. dan Aplikasi Kekinian (Suatu Kajian Tahli@li@ 

dalam Riwayat Ummi Kuls\um ” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang 

akan diteliti dapat dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaiamana gagasan peradamaian dalam Islam?

2. Bagaimana kualitas hadis dan kandungan hadis tentang gagasan 

perdamaian dalam riwayat Ummul Kuls\um?

3. Bagaimana aplikasi hadis tentang gagasan perdamaian riwayat Ummi 

Kuls\um dalam kehidupan Kekinian?

C. Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman atas judul yang penulis angkat dalam 

pembahasan ini, maka penulis akan memberikan pengertian setiap kata yang 

dianggap perlu dalam judul “Gagasan Perdamaian dalam Hadis Nabi saw. dan 

                                                
15 Muhammad Ibn ‘I@sa Ibn Syaurah Ibn Mu@sa Ibn al-Dhaha@k, Sunan at-Tarmizi@, juz. VI

(Bairut: Da@r al-Garib al-Isla@mi@, 1998), h. 331
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Aplikasi Kekinian (Suatu Kajian Tahli@li@ dalam Riwayat Ummi Kuls\um)”. Adapun 

kata-kata yang dimaksud adalah:

1. Gagasan Perdamaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gagasan adalah hasil pemikiran 

atau ide yang biasa disebut sebagai dasar gagasan tentang sesuatu sebagai pokok 

atau tumpuan untuk pemikiran selanjutnya yang akan diaplikasikan dalam bentuk 

perbuatan.16 Gasasan merupakan pola pikir yang dikatakan sebagai sebuah ide agar 

terealisasi dalam bentuk tindakan, maskipun gagasan itu bersifat abstrak dan hadis 

adalah pola tindakan tetapi yang dimaksud dengan gagasan dalam penelitian ini 

yakni hadis sebagai acuan dasar untuk membentuk tatanan masyarakat.

Kata damai merupakan kata dasar yang kemudian membentuk istilah 

perdamaian (nomina) setelah mendapat imbauan per-an. Imbauan ini memberikan 

makna proses aktif membangun damai dan penghentian permusuhan, serta perihal 

damai, dengan melalui jalan mendamaikan. Sedangkan damai adalah kata sifat yang 

memiliki arti “tidak perang, aman, tentram, tenang, rukun, dan tidak ada 

kerusuhan”.17

Sehingga perdamaian sangat dibutuhkan agar terciptanya tatanan kehidupan 

yang damai dan harmonis yang sesuai dengan tuntunan Islam sebagai rahmat bagi 

seluruh alam yakni mendamaikan orang yang berkonflik agar menecegah dari 

perseteruan atau konflik yang berdampak pada jangka pendek atau jangka 

panjangan. Jadi, Gagasan Perdamaian ialah sebagai sebuah acuan dasar agar 

                                                
16Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Jakarta: PT 

Gramedia, 2008), h. 405
17Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, h. 290
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teciptanya tatanan kehidupan yang damai dan harmonis di dalam kehidupan 

bermasyarakat

2. Hadis Nabi saw.

Menurut bahasa, hadis mengandung beberapa makna, diantaranya 1) الجديد

yang berarti baru lawan dari القديم yang berarti lama; 2) القيب yang berarti dekat yang 

belum lama terjadi; 3) الخبر yang berarti berita atau khabar.18 Secara terminologi

hadis ialah: “segala sabda, perbuatan, taqrir, dan hal ihwal yang disandarkan kepada 

Nabi saw.19 secara ruanglingkup hadis secara penyandaran terbagi menjadi tiga 

yakni hadis yang disandar pada sahabat (hadis mauquf), Tabi’in (hadis maqtu’), dan 

Rasulullah saw. (hadis marfu’). Hadis yang dimaksud dalam kajian ini dibatasi 

dengan ruanglingkup Rasulull ah saw. (hadis marfu’)

3. Aplikasi Kekinian

Aplikasi secara umum di maknai penerapan20 atau pengamalan, dalam kajian 

suatu hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis gagasan perdamaian terkhusus hadis 

tentang gagasan perdaiman dalam riwayat Ummul Kalsum, sederhananya dimaknai 

juga dengan al-amal al-hadis (pengamalan hadis Nabi saw.). Sedangkan kekinian 

berasal dari kata “kini” yang artinya waktu ini, sekarang ini, atau sudah tiada lagi,21

sehingga membentuk kata nominal kekinian artinya keadaan saat ini atau sekarang.22

                                                
18Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Cet. II, Ciputat: MSCC, 2005), 

h. 16
19Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Hadis (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 56. Lihat 

juga, Basri Mahmud dan Mukhtar, Ullumul Hadis Media-Media Pokok dalam Mengkaji Hadis Nabi
(Cet. I, Makassar: Gunadarma Ilmu, 2015), h. 1-2

20Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, h. 61
21W.J.S. Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ke-III (Cet. VI; Jakarta 

Timur: PT Balai Pustaka Persero, 2014), h. 598. 
22Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, h. 570
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Jadi yang dimaksud peneliti dengan aplikasi kekinian adalah pengamalan dari hadis 

Nabi saw. tentang gagasan perdamaian dalam kehidupan saat sekarang ini.   

4. Kajian Tahli@li@

Tahlili merupakan metode yang menjelaskan hadis Nabi dengan memaparkan 

segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut, serta menerangkan makna-

makna yang mencakup di dalamnya sesuai dengan kecendrungan dan keahlihan 

peneliti atau pengkaji. Untuk melakukan penkajian itu, hadis dijelaskan kata per 

kata, kalimat demi kalimat secara berurutan serta menerangkan asba@b al-Wuru@d (jika 

hadis yang diteliti memiliki asba@b al-Wuru@d).23 Demikian pula diuraikan 

pemahaman-pemahaman yang perna disampaikan oleh sahabat, ta@bi’in, ta@bi’ al-

Tabi@’in, dan para pensyarah hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, 

teologi, bahasa sastra, dan sebagainya.

5. Riwayat Ummu Kals\um

Kata “riwayat” dalam bahasa Indonesia mempunyai arti, cerita turun 

temurun, dan sejarah,24 karena ini merupakan penggunaan dalam pemaknaan dalam 

bidang hadis kata ini derivasi dengan kata “periwayatan” yang merupakan bahasa 

serapan yang berasal bahasa Arab yakni al-riwa>yah (الرواية) yang berarti  

meriwayatkan, memindahkan atau menceritakan.25 yang dalam bahasa Indonesia 

diartikan sebagai periwayatan hadis atau periwayatan,26 atau secara umum sesuatu 

                                                
23Abustani Ilyas dan La Ode Ismail, Pengantar Ilmu Hadis (Cet. II, Surakarta: Zahadaaniva 

Publishing, 2013), h. 162-163
24W.J.S. Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ke-III, h. 829
25Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir; Arab-Indonesia (Yogyakarta: Unit 

Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pesantren, 1984),  h. 590.
26Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Studi Hadis: Ontologi, Epistemologi dan 

Aksiologi (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 90
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yang diriwayatkan disebutkan sebagai riwayat. Menurut terminologi Ilmu Hadis 

periwayatan (al-riwa>yah) adalah kegiatan menerima dan menyampaikan hadis serta 

penyandaraannya kepada rangkaian periwayat (sanadnya) dengan bentuk-bentuk 

tertentu.27

Ummi Kals\um, merupakan periwayat pertama dari hadis yang dikaji oleh 

peneliti (rawi al-‘ala) dengan nama lengkap Ummi Kals\um binti ‘Uqbah Ibn Abi> 

Mu’i>th Ibn Abi> ‘Amaru> Ibn Umayyah Ibn Syamsh al-Qarsyiyah al- Amwi>yah.28 Jadi 

pengertian riwayat Ummi Kals\um dalam penelitian ini ialah memfokuskan 

penenelitani hadis tentang gagasan perdamaian dalam dalam riwayat Ummi Kals\um.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah untuk 

memberikan kejelasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, 

yang relevan dengan tema yang terkait. 

Beberapa karya atau kajian yang penulis temukan terkait dengan judul ini 

diantara:

1. Buku yang berjudul “Al-Qur’an Bukan Kitab Teror Membangun 

Perdamaian Berbasis al-Qur’an” yang dikarang oleh, Imam Taufiq. 

Pembahasan dalam buku ini menawarkan tentang gagasan Qurani untuk 

mewujudkan kedamaian dalam masyarakat yang plural. Buku ini berhasil 

mengkaji konsep perdamaian dalam al-Qur’an dengan mengkolaborasikan 

penafsiran al-Qur’an klasik dan konteporer, serta melacak implementasi 

                                                
27M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 

Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 21
28Abu al-Hasan ‘Ali> Ibn Abi al-Karim Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdul al-Kari>m Ibn 

‘Abdul al-Wa>hid al-Syaiba>ni> al-jazri>, Asda al-Gha>bah fi> Ma’rifat al-Shaha>bah,  Juz. VIII (Da>r al-
Kitab al-‘Alimi>th, 1415 H./ 1994 M.), h. 376. 
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nilai damai tersebut dalam kehidupan Rasulullah saw. baik berkeluarga 

maupun bermasyarakat. Sehingga membentuk corak keagamaan yang 

toleran, dan demokratis yang sering disederhanakan dengan “beragama 

secara damai” yang melibatkan banyak pihak, diantaranya manusia 

dengan pemahaman keagamaan yang toleran, pemerintah dengan 

berbagai kebijakannya yang adil tanpa diskriminasi, dan umat beragama 

dengan partisipasi penuhnya.

2. Skripsi yang berjudul “Pesan Perdamaian dalam al-Qur’an (Kajian Tahli@li@

terhadap Qs. Al-Nisa@’/ 4: 86)” dari UIN Alauddin Makassar, fakultas 

Ushuluddin Filsafah dan Politik, jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, 

meneliti tentang hakikat, dan wujud pesan perdamaian dalam Qs. Al-

Nisa@’/4: 86 serta implementasinya yang berkaitan dengan aspek sepiritual 

dan aspek humanistik. Menganalisis (tahli@li@) dengan mendalamkan tafsira 

serta mengaitkan dengan aspek fiqih. Penelitian ini juga mengkaji 

tentang bentuk-bentuk perdamaian dan objek perdamaian yang 

melingkupi pesan perdamaian dalam lingkungan keluarga, kaum 

muslimin, dan pesan perdamaian diantara umat manusia.

3. Tesis yang berjudul “Konsep Ishla@h dalam Perspektif Fiqih” yang disusun 

oleh Arif Hamza dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Penelitian ini 

membahas tentang perdamaian (ishla@h) dalam pandangan fiqih, namun 

penelitian ini berhasil menelaah sejarah yang berkaiatan dengan 

perdamaian pada periode pra Islam dan perode Islam sehingga menjadi 

acuan untuk kehidupan masa kini, dan menjelaskan pengertian tentang 

perdamaian, serta pengimplementasi perdamaian dalam masyarakat plural 
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di Indonesia. Pembahasan ini tidak secara khusus berkaitan dengan 

gagasn peramaian dalam hadis.

4. Skripsi yang berjudul “Pendidikan Damai (Peace Education) Dalam 

Islam” dari fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kali Jaga 

Yogyakarta yang disusun oleh Ahmad Minan Zuhri. Penelitian ini 

mengkaji pendidikan yang damai dalam Islam, dimana meliputi damai 

dalam konteks hubungan dengan Allah swt., hubungan dengan manusia, 

dan hubungan dengan lingkungan.

Sepanjang penelusuran penulis belum menemukan ada penelitian ilmiah atau 

buku-buku yang secara khusus mengkaji mengenai “Gagasan Perdamaian dalam 

Hadis Nabi saw. dan Aplikasi Kekinian (Suatu Kajian Tahli>li> dalam Riwayat Ummi

Kuls\um)”,penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini 

untuk menjelaskan, dan menguraikan kandungan hadis, serta pengamalan hadis 

dikehidupan sekarang (aplikasi kekinian) sedangkan penelitin sebelumnya membahas 

perdamaian secara umum dari berbagai pandangan seperti yang penulis kemukakan 

di atas.

E. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian literatur atau studi 

kepustakaan. Maka metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana peneltian kualitatif 

terbagi menjadi dua yaitu:



14

a. Penelitian kualitatif kepustakaan (library research) karena data yang 

diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku, majalah-majalah yang 

bersumber dari khazanah kepustakaan.29 Jenis penelitian lebih ditonjolkan 

oleh peneliti untuk mengkaji hadis baik dari sanad dan matan, serta 

menguraikan kandungan hadisnya.

b. Penelitian kualitatif lapangan, dimana peneliti meninjau langsung kondisi 

atau permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jenis 

penelitian ini, peneliti gunakan untuk acuan menjelaskan pengamalan 

hadis (aplikasi kekinian) dalam masyarakat dewasa ini.

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

a. Pendekatan Ilmu Hadis yakni pendekatan yang menggunakan cabang-

cabang Ilmu Hadis, seperti ilmu jarh wa ta’dil untuk mengetahuai 

ketercelaan dan keadilan perawi hadis (pendekatan ini berkaitan dengan

sanad hadis), dan ilmu ma’a>ni> al-hadis untuk mengetahuai kandungan-

kandungan pada sebuah hadis (pendekatan ini berkaitan dengan matan 

hadis).

b. Pendekatan Sosio-Historis yaitu suatu pendekatan dengan melihat 

keadaan sosial dan kesejarahan. Pendekatan ini digunakan untuk 

mengetahui sebab-sebab disampaikan sebuah hadis (asba>b al-Wuru>d) dan 

menelusuri biografi perawi hadis yang berkaitan dengan periwayat-

periwayat hadis yang berdasarkan pada berbagai kitab hadis, dan 

                                                
29M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 54
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pendekatan ini untuk menganalisis mengaplikasian terhadap kandungan 

hadis dalam kehidupan sekarang ini.

c. Pendekatan linguistik atau kebahasaan yaitu pendekatan untuk 

menjelaskan arti dari setiap kosa kata yang digunakan dalam hadis yang 

menjadi objek kajian dengan mengembalikan kepada makna dasar agar 

tidak terjadi kesalahan dalam memahami hadis, pendekatan ini peneliti 

gunakan pada saat menganalisi matan hadis. 

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung terkait dengan objek riset, 

yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hadis tentang gagasan 

perdamaian di dalam kitab-kitab sumber dengan bantuan CD-ROM al-Makhtabah al-

Sya>milah.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi data-data 

primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya 

ilmiah, dan jurnal-jurnal berupa dokumen-dokumen yang isinya yang dapat 

melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode takhri>j al-hadi>s30, 

sedangkan penelitian bersifat analisis, karena menganalisis semua aspek yang 

                                                
30Takhri@j al-Hadi@s adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab hadis sebagai 

sumber asli dari hadis yang bersangkutan yang ada di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap 
sanad dan matan hadis yang bersangkutan untuk mengetahui ada tidaknya syahid ataupun mutabi’. 
Uraian lebih lanjut dapat dilihat didalam, Abustani Ilyas dan La Ode Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, h. 
116, lihat juga, Arifuddin Ahmad, Paradikma Baru Memahami Hadis Nabi, h. 66-68
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terkandung di dalam hadis (sanad dan matan). Jadi, dilihat dari sasarannya dapat 

dinyatakan bahwa penelitian ini termasuk telaah naskah (kajian sumber).

5. Langkah-langkah Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode tahli@li@ sehingga dalam penelitiannya 

menggunakan langkah-langkah metode tahli@li@

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan sanad, matan dan mukharri>j hadis yang terkait dengan 

judul gagasan perdamaian dalam hadis Nabi saw.

b. Menjelaskan kualitas sanad hadis yang akan diteliti baik dari segi maupun 

matan

c. Menganalisis kosa kata, frase atau syarah al-mufrada>t.

d. Menerangan hubungan antara hadis yang akan diteliti dengan ayat al-

Qur’an maupun hadis lain yang berkaitan dengan judul

e. Menjelaskan sebab-sebab turunnya hadis (asba@b al-wuru@d)

f. Menjelaskan kandungan hadisnya.

6. Analisis Data

Data yang telah didokumentasikan dan disortir kemudian diolah dengan 

menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Deduktif, adalah suatu metode analisis data yang bersifat umum untuk 

disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, maksudnya yaitu 

mengumpulkan hadis-hadis yang membahas tentang gagasan perdamaian, 

kemudian dikaji dan dianalisis sehingga didapatkan pemahaman yang 

jelas dan sifatnya yang khusus.
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b. Komparatif, yaitu metode analisis data dengan cara menghubungkan 

variabel-variabel yang terkait dengan hadis yang menjadi pokok 

pembahasan, untuk mendapatka suatu pemahaman yang baik terhadap 

hadis tentang gagasan perdamaian.

Sedangkan teknik analisis atau teknik interpretasi yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Interpretasi tekstual adalah sebuah pemahaman yang mencoba memahami 

sebuah matan hadis berdasarkan apa yang terdapat dalam teks semata.31

Teknik interpretasi ini cenderung mengabaikan pertimbangan latar 

belakang peristiwa (wuru@d) hadis.

b. Interpretasi Intertekstual adalah sebuah interpretasi hadis yang mencoba 

memahami suatu teks hadis dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur’an 

atau hadis yang lain.32

c. Interpretasi Kontekstual adalah sebuah cara penginterpretasi atau 

memahami hadis dengan melihat asba@b al-wuru@d (koteks dimasa 

Rasullaulah saw., pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat, dan 

bentuk peristiwa hadis) dan konteks masa kini.33 Maka pemahaman 

terhadap hadis Nabi memerlukan pertimbangan konteksnya, baik disaat 

hadis itu diwurudkan maupun tatkala hadis-hadis itu akan diamalkan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mendeskripsikan gagasan perdamaian dalam Islam.

                                                
31Arifuddin Ahmad, Metode Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’a@ni@l al-Hadi@s (Makassar: 

Alauddin University Press, 2012), h. 19
32Arifuddin Ahmad, Metode Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’a@ni@l al-Hadi@s, h. 85
33Arifuddin Ahmad, Metode Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’a@ni@l al-Hadi@s, h. 113
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b. Menganalisa serta mendeskripsikan kualitas dan kandungan hadis 

tentang gagasan perdamaian dalam riwayat Ummi Kuls\um.

c. Mengemukakan pengaplikasian hadis tentang gagasan perdamaian

dalam riwayat Ummi Kuls\um dalam kehidupan Kekinian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan dalam 

bidang hadis, dan secara akademis dapat memberikan sumbangsi 

pemikiran dalam rangka mengkontekstualisasikan ajaran-ajaran 

Islam, serta menambah sebagai bahan perbandingan dalam mengkaji 

hadis Rasulullah saw.

b. Memberikan kontribusi kepada masyarakat muslim dalam 

membangun kehidupan yang maju, damai dan beradab

c. Memberikan motivasi kepada umat Islam agar senantiasa berpegang 

teguh pada syariat Islam yang telah diajarkan Rasulullah saw.
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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAMAIAN

A. Pengertian Perdamaian

Perdamaian berasal dari kata damai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman dan rukun.1 Kata 

“damai” merupakan kata dasar yang kemudian membentuk istilah “perdamaian”

(nominal) setelah mendapat imbuan per- an. Imbuhan ini memberikan makna 

proses aktif membangun damai dan penghentian permusuhan yang berkaitan 

perihal damai. Sementara damai dengan imbuhan ke- an yang bermakna suatu 

keadan damai dan kehidupan yang aman dan tenteram. 

Pengertian damai, perdamaian, dan kedamaian dapat dibedakan dalam 

beberapa hal. Pertama, dalam hal jenis kata “damai” merupakan kata adjective, 

sedangkan “perdamaian” dan “kedamaian” adalah kata benda atau nomina. 

Kedua, terkait dengan fungsi dan makna kata yakni, kata “damai” dalam hal ini 

berfungsi membentuk keterangan tentang sifat sebuah agama yang serat dengan 

rasa aman, tentram, dan tanpa pertikaian. Selanjutnya, kata “kedamaian”

merupakan kata benda yang menyiratkan makna keterangan situasi. Misalnya, 

surga selalu diliputi situasi aman, tentram, dan tanpa pertikaian. Sementara 

“perdamaian” ialah kata benda mengandung makna proses dan aktivitas. Kata 

perdamaian ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah upaya individu atau 

kelompok dalam membengun dan mewujudkan kedamaian.2

Perdamaian merupakan lawan (antonomi) dari kata konflik, perseteruan, 

permusuhan, sangketa, pertengkaran, perselisian, dan tikai. Kendati demikian 

dalam hukum logika biner  keberadaan atau ketiadaan salah satunya merupakan 

                                                
1Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Jakarta: 

PT Gramedia, 2008), h. 405
2Imam Taufiq, al-Qur’an Bukan Kitab Teror; Membangun Perdamaian Berbasis al-

Qur’an (Cet. I; Yogyakarta: Bentang, 2016), h.  30-31   
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keberadaan sekaligus ketiadaan yang ada. Kehidupan yang damai tidak akan ada 

jika jika konflik tidak ada, dan damai menjadi ada hanya karena konflik juga 

mengada. Ketika damai dinegasikan, hadirlah konflik, dan jika konflik 

dinegasikan maka hadirlah damai, keduanya merupakan dua sisi mata uang yang 

sama,3 dimana tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. 

Penggunaan kata perdamaian menjadi titik fokus dalam penelitian ini, 

yakni menekankan sebuah proses aktif yang menciptakan nilai-nilai kenyamanan 

dan ketentraman dalam masyarakat. Maskipun dari ketiga term atau istilah 

tersebut yakni damai, kedamaian, dan perdamaian memiliki bidang arsir yang 

tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam 

penggunaannya dalam penulisan ini. Oleh karena itu penggunaan yang dilakukan 

secara bergantian menurut kebutuhan dan penekananya.

Dalam pembahasan yang lebih luas, perdamaian dilandasi oleh cara

pandangan holistik dan universal dalam merumuskan kebutuhan dasar manusia. 

Menurut Johan Galtung, pemenuhan kebutuhan ini diadarahkan untuk 

merealisasikan potensi-potensi sumberdaya manusia secara optimal untuk 

kebutuhan dan hak-hak dasar dalam hidup, yakni kesejetaraan (well- being), 

kebebasan (freedom), keamanan (security), dan Identitas (identity).4

                                                
3Imam Taufiq, al-Qur’an Bukan Kitab Teror; Membangun Perdamaian Berbasis al-

Qur’an, h. 31
4Ahamad Tri Muslim, “Pesan Pedamaian alam al-Qur’an; Kajian Tahli@li@ terhadap Qs. Al-

Nisa@’/4: 86”,  Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin Filsafat, dan Politik , 2017), h. 16
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B. Term-Term Perdamaian dalam al-Qur'an

Term perdamaian dalam al-Qur’an yang adalah sebagai berikut:

1. Kata s}alah}a (صلح)

Kata s}alah}a  mengandung arti bagus, baik, layak, cocok yang menjadi 

lebih baik.5 Kata salaha antonim dari kata rusak, pengertian yang dikemukan

oleh Thabathabai yang di kutip dalam “Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa 

Kata”, bahwa tidak menutup kemungkinan s}alah}a  tidak mengalami (صَلَح)

kerusakan terlebih dahulu sehingga maknanya dalam bahasa Indonesia ialah 

“baik”. Maskipun demikian untuk mengungkapkan makna “baik” pada umumnya 

digunakan pola (wazn) tiga huruf tanpa tambahan (tsula>tsi> mujarrad) yakni 

s}aluh}a ( َصَلُح) atau s}alah}a ( َصَلَح).6 Kata ini merupakan asal kata yang akan 

bervarian melahirkan kata s}ulh} .(صُلْح) kata ini mengandung makna la>zim artinya 

bahwa kata kerja yang tidak membutuhkan objek, dan bersifat sementara.7

Kata ini dalam al-Qur’an di temukan berbagai macam-macam bentuk 

diantaranya: pertama, kata s}alah}a ( َصَلَح)berbentuk kata kerja bentuk lampau (fi’il 

ma>di) sebanyak 2 kali dalam Qs. Al-Ra’d/ 13: 23 dan Qs. Ga>fir/ 40: 8, kedua, 

kata s}ulh} /’<yang berbentuk masdar terdapat satu kali dalam Qs. Al-Nisa (صُلْح) 4: 

128, mengandung makna rekonsiliasi atas konflik yang terdai dalam ramah 

tangga yang menekankan bahwa memilih jalan damai (s}ulh}) jauh lebih baik dari 

pada perceraian, ketiga, kata s}a>lih} (صالىح) yang berbentuk isim fa>’il ditemukan 

sebanyak 27 kali dalam 24 surah, yakni Qs. al-Taubah/ 9: 120; Qs. Hu>d/ 11: 46; 

Qs. al-Baqarah/ 2: 63; Qs. Fa>tir/ 35: 10; Qs. al-Tahri>m/ 66: 4; Qs. al-Ma>’idah/ 5: 

69; Qs. al-Nahl/ 16: 97; Qs. al-Kahf/ 18: 82; Qs. Maryam/19: 60; Qs. Ta>ha>/ 20: 

                                                
5Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Konteporer Arab-Indonesia (Cet. V; 

Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998), h. 1186
6Tim Penyusun M. Quraish Shihab, Dkk. Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, 

(Cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.99
7M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1994), h. 282
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28; Qs. Mu’minu>n/ 23: 51; Qs. al- Furqa>n/ 25: 70-71; Qs. al- Naml/ 27: 19; Qs.

al-qasas/ 28: 67, 70; Qs. al-Ru>m/ 30: 44; Qs. Fussilat/ 41: 33, 46; Qs. al-Ja>siyah/

45: 15; Qs. al-Ahqa>f/ 46: 15; Qs. al- Taga>bun/ 64: 9; Qs. al-Tala>q/ 65: 11, 

keempat, kata s}a>lih}u>n atau al-S}a>lih}u>n (صالحون) (الصالحون) yang ditemukan 

sebanyak 23 kali dalam 19 surah, seluruhnya dalam bentuk plural kecuali satu 

dalam bentuk ganda (mutsanna>) dalam Qs. al-Tahri>m/ 66: 10, dan kelima, kata 

al-s}a>lih}a>t (الصالحات) ditemukan sebanyak 60 kali dari 36 surah, kata ini dalam 

bentuk plural feminism (jam’ al-mu’annas al-sa>lim).8

2. Trem as}lah}a  :(اصلح)

Kata as}lah}a- yus}lih}u- is}la>h}an ( اَصْلَحَ -يُصْلِحُ - اِصْلاَحاً  ) merupakan kata 

turunan dari s}aluh}a- yas}luh}u ( َصَلُح- -atau s}alah}a (يَصْلُحُ  yus}luh}u ( صَلَحَ -حُ يَصْلُ  ) atau 

sa}lah}a- yas}lah}u ( حَ صَلَ - يَصْلَحُ  ) dengan kata dasar (mashdar) s}ala>h}a wa s}ulu>h}an wa 

s}ala>h}iyatan ( ًصَلاَحاً وَ صُلُوْحاً وَ صَلاَحِيَة),9 dengan begitu arti kata dari as{lah}a ialah 

memperbaiki, menjadikan baik/benar, mendamaiakan antara mereka rekonsiliasi 

lebih baik dan lebih bagus.10 kata as}lah}a merupakan kata yang bermakna 

muta’addi yakni kata kerja yang membutuhkan objek, dan mengandung makna 

aktif,11 artinya bahwa kata kata kerja yang mengandung makna “upaya yang 

keras” karena kata as}lah}a dan derivasinya dapat dikatakan mengandung makna 

ada upaya keras yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sebuah 

perubahan, baik pada diri maupun diluar dirinya. kata as}lah}a (melakukan 

perbaikan) yang merupakan kata kerja lampau (fi’il ma>di), di dalam al-Qur’an 

                                                
8Untuk mengetahuai lebih lengkap mengenai makna kata s}alaha ( (,صلح dalam al-

Qur’an coba lihat dalam, Muhsin Mahfudz, Ambiguitas Makna Keslehan; Mengurai Makna dari 
Teks al-Qu’an Hingga Sosial Politik (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. .41-47

9Tim Penyusun M. Quraish Shihab, Dkk. Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, h. 
99

10Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Konteporer Arab-Indonesia (Cet. V; 
Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998), h. 142

11M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, h. 282
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ditemuan sebanyak 7 kali dalam 6 surah, yakni dalam terdapat beberapa makna 

diantaranya pertama, melakukan perdamaian (misalnya, Qs. al-Baqarah/ 2: 183), 

dan kedua, melakukan perubahan internal melalui jalan tobat (misalnya, Qs. al-

Ma>i’dah/5: 39, Qs. al-An’a>m/ 6: 54, Qs. al-Nisa>’/ 4: 16 dan 146, Qs. al-Baqarah/

2: 160, Qs. A>li ‘Imra>n/3: 89, Qs. an-Nahl/ 16: 119, Qs. al-Nu>r/ 24: 5). Adapun 

melakukan perubahan internal melalui peningkatan kualitas iman (misalnya, Qs. 

al-An’a>m/ 6: 48, Qs. Muhammad/ 47: 2), atau kualitas ketakwaan (misalnya, Qs. 

al-A’ra>f/ 7: 35), dan reformasi internal melalui sifat memaafkan (‘afa>) (misalnya, 

Qs. al- Syu>ra>/ 42: 40, konsisten dan keikhlasan (misalnya, Qs. al-Nisa>’/ 4: 146. 

Selain itu, dikenal pula memperbaiki kualitas kesehatan (misalnya, Qs. al-

Anbiya>’/21: 90).

Dalam bentuk lain dengan asal kata as}lah}a terdapat dalam al-Quran 

beberapa bentuk, diantara; pertama, kata yus}lih}u (يُصلح) yang berbentuk fi’il 

muda>ri’ dan devarivasinya ditemukan sebanyak 8 kali dalam 7 surah, di antara 

yaitu, Qs. al-Nisa>’/ 4: 128, 129,  Qs. Yu>nus/ 10: 81; Qs. al-Ahza>b/33: 71, Qs. 

Muhammad/ 47: 5, Qs. al-Syu’ara>’/26: 152, Qs. al-Naml/ 27: 48. Kedua, kata 

as}lih} yang berbentuk perintah (اصْلِح) (fi’il amr) ditemukan sebanyak 5 kali,

diantara Qs. al- A’ra>f/ 7: 142, Qs. al- Anfa>l/ 8: 1, Qs. al-Hujura>t/ 49: 9, 10, Qs. al-

Ahqa>f/46: 15, ketiga, kata isla>h}  yang berbentuk masdar titemukan (اِصْلاَح)

sebanyak 6 kali dalam 4 surah, yakni Qs. al- Baqarah/2: 22, 228, Qs. al-Nisa>’/ 4: 

114, Qs. Hu>d/ 11: 88, Qs. al-A’ra>f/ 7: 56. Keempat, kata mus}lih}  yang  (مصلح)

berbentuk ism fa>’il ditemukan sebanyak 5 kali diantaranya Qs. al-baqarah/ 2: 11, 

220, Qs. Hu>d/ 11: 117, Qs. al- A’ra>f/ 7: 170, Qs. Al- Qasas/ 28: 19.12

                                                
12Mengenai lebih rinci dalam penjelasan makna perdamaian dalam dengan asal kata 

as}laha (اَصْلح) lihat juga, Muhsin Mahfudz, Ambiguitas Makna Keslehan; Mengurai Makna dari 
Teks al-Qu’an Hingga Sosial Politik, h. 47-50
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3. Kata sala>m ( مسلا ) 

Kata sala>m disebutkan 42 kali dalam al-Qur’an. Secara etimologi kata itu 

berasal dari kata dasar salima ( َسَلِم) terdiri dari kata م- ل-س 13, pada mulanya 

berarti selamat dan bebas dari bahaya. Arti ini kemuadian berkembang yang 

mengandung makna damai, aman, selamat, bersih patuh, tunduk , tentram, tidak 

cacat, dan ucapan selamat. Kata sala>m juga mengandung makna tidak adanya 

suatu perang, sehingga hidup bersabdar kepada cinta dan sayang. Dari 

keberagaman arti di atas tidak meninggalkan arti asalnya, misalnya memeluk 

agama Islam di ungkapkan dengan aslama karena dengan memeluk agama Islam 

seseorang selamat dari kesesatan. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad 

dinamakan Islam karena dia mesti tunduk kepada Allah, ketundukan ini 

mengantarkannya selamat di dunia dan akhirat.

Al-Qur’an menggambarkan kata ini unuk aneka makna antara lain sebagai 

berikut:

a. Menggambarkan sikap ingin berdamai atau meninggalkan 

pertengkaran, seperti Qs. al-Furqa>n/25: 63 yakni memuji hamba-

hamba-Nya yang selalu mencari kedamaian walaupun dengan orang-

orang jahil.

b. Ucapan “salam” yang bertujuan mendoakan orang lain agar mendapat 

keselamatan dan kesejateraan (Qs. al- Dza>ri>yat/51: 25)

c. Nikmat besar yang dianugrahkan Allah kepada hamba-hambanya (Qs. 

al-Sha>ffa>t/35: 79, menjelaskan nikmat keselamatan dan kesejateraan 

yang diberikan kepada Nabi Nuh as. Nabi Musa as. dan Nabi Harun 

                                                
13Ahmad Ibn Fa@ri@ al-Zakariyya@’ al-Qazwaini@ al-Ra@zi Abu@ al-Husain, Mu’jam Maqa@yi@s 

Lugah, Juz III (t.t: Da@r al-Fikr, 1399 H.), h. 90
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as. (Qs. al-Sa>ffa>t/35: 120, dan kepada Nabi Ilyas as. dan keluarganya 

(Qs. al-Sa>ffa>t/35:130.

d. Sifat atau keadaan perjalanan yang ditelusuri oleh orang-orang 

beriman (Qs. al-Ma>idah/5: 16), dan di dalam Qs. al-An’a>m/6: 1 yang 

menggambarkan negri yang damai dan sentosa (da>rus- sala>m); dan

e. Menggambarkan sifat dan nama Allah, seperti Qs. al-Hasyar/ 59: 23.14

Islam sebagai nama agama terbentuk dari akar kata yang sama dengan 

sala>m, yang berarti perdamaian. Dengan demikian maka Islam merupakan agama 

perdamaian. Sedangkan kata al-Sala>m yang berarti “Yang Damai” merupakan 

salah satu dari 99 Asma Allah, yang menurut Hassan Hanafi nama Allah 

dianggap sebagai kode universal dari suatu etika perdamaian, dan karena 

perdamaian juga bahagian dari tingkah laku manusia, baik secara individu 

maupun sebagai komunitas sosial. Dikarena nama Allah itu adalah nama yang 

suci maka perdamaian juga termasuk nama suci yang diagungkan.15

C. Ruang Lingkup Perdamaian dalam Islam

Ada tiga macam bentuk perdamaian dalam Islam dalam buku 

“Ambiguitas Makna Kesalehan; Mengurai Makna Kesahalehan dari Teks al-

Qur’an Hingga Sosial Politik” yang dikarang Oleh Muhsin Mahfudz yakni: 

perdamaian di lingkungan keluarga, perdamaian anatar orang beriman (Islam), 

dan perdamaian bersifat umum (Universal):

1. Perdamaian dalam Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling fundamental di 

masyarakat, dalam pandangan sosiologis terdapat bermacam-macam 

                                                
14Tim Penyusun M. Quraish Shihab, Dkk. Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, h. 

870
15Asghar ali Engineer, Dkk., Islam dan Perdamaian Global, edit. Azhar Arsyad, Dkk.

(Yogyakarta: Madya Press, 2002), h. 52
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pemaknaannya. Keluarga misalnya dipahami; pertama, sebagai satu kelompok 

yang memiliki nenek moyang yang sama; kedua, suatu kelompok kekerabatan 

yang diikat oleh darah dan pernikahan; ketiga, pasangan pernikahan dengan atau 

tanpa seorang anak; keempat, satu orang dengan beberapa anak, dan kelima, 

suatu kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan 

kebutuhan tertentu manusia lainnya.16 Keluarga yang dimaksud dalam penelitian 

ini ialah bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri yang 

mempunyai anak atau tidak, baik yang terikat oleh tali pernikahan, ikatan darah, 

maupun ketentuan hukum negara.

Pada umumnya perdamaian dalam lingkungan keluarga supaya 

terciptanya tatanan kehidupan yang damai, rukun dan harmionis, sedangkan 

keluarga harmonis adalah keluarga yang tentram dengan suami yang baik dan 

bertanggung jawab, dan istri yang setia dan penuh kasih sayang serta anak-anak 

yang berbakti.17

Kecenderugan manusia untuk berkeluarga merupakan naluri yang 

diwariskan secara genetika agar kelangsungan generasi spesies manusia tetap 

terjaga. Syariat Islam telah mengatur semua kecendrungan naluri itu secara 

teratur, dan bermartabat agar dengan menikah umat muslim menciptakan 

keluarga yang harmonis,18 dan merasa tentram diantaranya terbentuknya sifat  

kasih sayang dalam kehidupannya berkeluarga, sebagaimana yang dijelaskan Qs. 

al-Ru>m/ 30: 21 sebagai berikut:

                                                
16Kementrian Agama RI, Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas 

Agama di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011), h. 
13. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, Sosiologi, Terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari 
(Jakarta: Erlangga, 1984), h. 267-268

17Nurcolis Majid, Eksiklopedi Islam untuk Remaja (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 
2001), h. 88

18Alim Roswatoro, Dkk, Antologi Isu-Isu Global dalam Kajian Agama dan Filsafat (Cet. 
I, Yogyakarta: Idea Press Yoyakarta, 2010), h. 16-17
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Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir.19

Tatanan kehidupan seperti inilah sehinggah melahirkan ucapan bagi orang  

yang menempuh kehidupan rumah tanggah “Sakinah Mawaddah Warahmah”. 

Penjelasan dari ayat diatas kata تسكنوا (taskunu>) berasal darikata سكن (sakin)

yakni diam , tenang dengan sebelumnya goncang dan sibuk dikarenakan diiringin 

kata اليها (ilaiha>) sehingga penggalan ayat diatas mengandung makna Allah 

menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan 

disamping pasangannya dan cendrung kepadanya.20 Kata sakinah sudah terserap 

dalam kosa kata bahasa Indonesia mengandung arti ketenangan, kedamaian, dan 

kebahagiaan.21 Kata mawaddah mengandung makna cinta kasih,22 sedangkan 

kata warahma mempunyai makna tulus, kasih sayang, dan kelembutan artinya 

bahwa ketulusan, dan kelembutan jiwa untuk memberikan ampunan, dan 

kebaikan, tanpa mengharapkan sesuatu  

Keharmonisan dalam rumah tangga lebih diutamakan ketimbang 

perpecahan atau pertikaian sebagaimana di jelaskan dalam Qs. al-Baqarah/ 2: 228

                                                
19Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta:Pustaka al-Hanan, 2009), 

h. 406
20M. Quraish Shihab, Tafsir  al- Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol: 

XI, h 35
21Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,, h. 543
22Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Konteporer Arab-Indonesia, h. 1860
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Terjemahnya:
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 
quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah 
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan 
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka 
(para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang 
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para 
suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.23

Ayat ini membicarakan tentang ‘iddah, yaitu masa tenang seorang istri 

setelah diceraikan oleh suaminya. Kata is}la>h} dalam ayat ini mengandung arti 

“rujuk” atau berdamai, karena ayat di atas sesungguhnya berbicara mengenai 

proses pengambilan keputusan cerai akan tetapi Allah swt. lebih memberikan 

kesempatan dengan anjuran beriddah dan is}la>h}, anjuran ini apabila terjadi konflik 

dalam lingkungan keluarga hendaknya lebih mempertimbangkan berdamai dari 

pada bercerai.

Anjuran untuk pentingnya sikap perdamaian dalam lingkungan keluarga 

juga di jelaskan dalam Qs. al-Nisa>’/ 4: 128

          

    

            

                                                
23 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 36
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Terjemahnya:
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari 
suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian 
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul 
dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap 
tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.24

Ayat ini membicarakan tentang masalah atau konflik yang terjadi dalam 

rumah tangga yakni Nusyuz’ dimana dalam keluarga suami istri meninggalkan 

kewajibannya sebagai seorang suami-istri dalam hal lahir, maupun masalah batin.

Sehingga dianjurkan berdamai secara mutlak itu lebih baik dari pada perseteruan, 

tindakan kekerasan, dan talak.25

Asbabul nuzul dari ayat diatas ada beberapa diantaranya sebagai jalan 

keluar atas kekuatiran salah seorang istri Rasullaulah saw. Saudah binti Za’mah 

yang sudah berumur lebih tua dari pada Rasullaulah sendiri, dikarenakan ia takut 

diceraikan sehingga Saudah binti Za’mah menyerahkan haknya bermalam 

bersama Rasullaulah saw. Untuk istri Nabi ‘Aisyah (istri Nabi saw. yang paling 

beliau cintai setelah Khadijah).26 Dan dalam riwayat Imam Syafi’i bahwa ayat ini 

turun berkaitan dengan kasus istri dari Rafi’ Ibn Khudaij putri Muhammad Ibn 

Malamah/ Muhammad Ibn Muslim  yang takut akan diceraikan oleh suaminya, 

lalu dia bermohon agar tidak diceraikan dan rela dengan apa saja yang ditetapkan 

suaminya, mereka berdamai dan turunlah ayat ini.27

                                                
24 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 99
25Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur’an, Terj. As’ad Yasin, Dkk. Tafsir Fi Zhilalil 

Qur’an; Di Bawah Naungan al-Qur’an (Cet. III; Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 90-91
26Jalal al-Din al-Suyuti, Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, Terj. KH. Qamaruddin 

Shaleh, dengan judul: Asbabun Nuzu Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur’an 
(Cet. VII; Bandung: CV. Diponogoro, 1986), h. 164

27M. Quraish Shihab, Tafsir  al- Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol.II
, h. 741-742, Muhsin Mahfudz, Ambiguitas Makna Keslehan; Mengurai Makna dari Teks al-
Qu’an Hingga Sosial Politik, h. 105. Bandingkan juga di dalam, Imam As-Sayuti, Asbabun 
Nuzul, Terj. Andi Muahmmad Syahril dan Yasir Maqasid, Asbabun Nuzul; Sebab-Sebab 
Turunnya Ayat al-Qur’an (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 180
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Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ketegangan yang terjadi dalam 

kehidupan rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh konflik luarnya (fisik) akan 

tetapi juga ada juga disebabkan oleh konflik psikologis, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam peristiwa yang dialami Saudah di atas. Sehingga al-Qur’an 

memberikan selusi atas ketegangan yang terjadi, dengan alternatif al-s}uh}l khair 

(damai itu baik) yang memberikan nasehat bahwa ketegangan psikologis itu lebih 

baik dari pada melakukan keputusan perceraian. Bahkan Ibnu Katsir menjelaskan 

bahwa perceraian itu bagidilaih (amat dibenci oleh Allah).28 Berdasarkan 

penjelasan hadis Rasullaulah saw:

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ محَُارِبِ بْنِ دِثاَرٍ  ثَـنَا كَثِيرُ بْنُ عُبـَيْدٍ، حَدَّ ، عَنِ ابْنِ حَدَّ

29»أبَْـغَضُ الحَْلاَلِ إِلىَ اللَّهِ تَـعَالىَ الطَّلاَقُ «عُمَرَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib 
bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."

2. Perdamaian antar Sesama Orang Beriman

Perdamaian antar sesama orang-orang mukmin merupakan bagiaan 

perdamaian yang lebi luas dari perdamaian dalam ranah keluarga, sehimgga 

dianjurkan untuk dilaksanakan. Karena peranan kedamaian atau keharmonisan 

dalam sebuah keluarga akan berdampak besar terhadap keharmonisan atau 

kerukunan antar sesama muslim.

Sikap yang damai atau mendamaikan jelas merupakan bentuk sikap 

terpuji (perbuatan saleh), sebab sikap itu mengandung asas faedah buat 

                                                
28Muhsin Mahfudz, Ambiguitas Makna Keslehan; Mengurai Makna dari Teks al-Qu’an 

Hingga Sosial Politik, h. 105
29Abu> Da>wud Sulaima>n Ibn al-Asy’ts  Ibn Isha>q Ibn Basyi>r Ibn al-sijistani, Sunan Abi> 

Da>wud, Juz. IV (Ba>irut: Al-Maktabah al-‘Asri>h, tth.) h. 255. Ibnu Ma>jah Abu> Abdulla>h 
Muhammad Ibn Yazi>d al-Qajwaini>, Sunan Ibn Ma>jah, Juz. II (Arab: Da>r Ihya>’ al-Kitab , tth. ), h. 
250
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lingkungan yang ada disekitarnya dan akan berdampak pada orang iru sendiri. 

Dalam salah satu ayat al-Qur’an  ketika hendak menjelaskan perdamaian antara 

sesama mukmin juga menggunakan kata is}lah (perdamaian) yakni dalam Qs. al-

Hujura@t/49: 9-10

            

                

           

              
Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu 
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 
hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. 
sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.30

Ayat ini membicarakan tentang perselisian antara kaum mukminin 

diantaranya disebabkan oleh adanya isu yang tidak jelas kebenarannya, dengan 

perinsip mendamaikan orang-orang mukmin  yang bertikai, jikalau salah satunya 

tetap berbuat aniaya atau memicu pertikaian terus menerus sehingga enggan 

menerima kebenaran atau perdamaian, maka di pesankan untuk ditindakin agar 

kembali ke jalan Allah swt. dan setelah kelompok itu kembali kejalan Allah maka 

damaikanlah dengan cara yang adil.31 Itu perlu dilakukan dan is}hla>h} perlu 

ditegakkan karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya dan 

                                                
30Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 516
31M. Quraish Shihab, Tafsir  al- Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 

13, h. 243
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terhimpun dengan rasa persaudaraan se-iman, kendati mereka adalah bagaikan 

persaudaraan32

Kata is}la>h} merupakan antonim dari kata fasad (kerusakan), jadi kata 

as}lihu> dalam ayat ini mengandung makna perbaikan dimana mendamaikan orang-

orang mukmin yang bertikai melaui nasehat, memberi petunjuk dari al- Qur’an 

dan saling berbesar hati menerima segala perbuatan dan memetik hikmah dari 

pertikaian itu.33

Ayat ini diturunkan (asbabul nuzul) Yang di riwayatkan oleh Annas 

berkenaan yang berkenaan dengan peristiwa pertikaian antara orang-orang 

mukmin Ansar yakni kelompok Aus dan Khazraj, dimana ketika Nabi saw. 

menunggangin keledai menuju kerumah ‘Abdulla>h Ibn Ubay. ‘Abdulla>h Ibn Ubay   

berkata: “Enyahlah engkau dariku, dami Allah aku terganggu dengan bau busuk 

keledaimu itu”. Dibalas oleh salah seorang Ansar yang lain: “demi Allah 

keledainya lebih harum dari engkau”. Maka Abdullah pun marah bahkan 

melibatkan keluarga saling melempar sendal.34

Penggunaan kata as}}lih}u> dalam ayat di atas ialah dalam bentuk perintah 

(fi’il amar) yang berbentuk objek. Artinya bahwa melakukan aktifitas 

mendamaiakan yang meruipakan perbuatan yang terpuji (saleh) karena 

dapatsuatu konflik yang terselesaikan atau meresolusikonflik. Sebab jika tidak 

dilaksanakan, maka sama halnya dengan melakukan perbuatan terpuji hanya 

berkisar pada rana spritual.

                                                
32M. Quraish Shihab, Tafsir  al- Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 

13, h. 247
33Muhsin Mahfudz, Ambiguitas Makna Keslehan; Mengurai Makna dari Teks al-Qu’an 

Hingga Sosial Politik, h. 106
34Muhammad Ibn Isma>’il Abu Abdilla>h al- Bukha>ri al-Ja’fi, al-Ja>mi’ al-Musnad al-

Shahi>h al-Mukhtashir min Umu>ru Rasu>laula>h ‘alaihi wa Sallam wa Sunnah/ Shahi>h al-Bukha>ri, 
juz IX (Da>r Thu>q al-Naja>h, 1422 H.), h. 183
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Setelah mendamaiakan dua oranng atau dua golongan kelompok yang 

bertikai perlu ada tindak lanjutan dari perbuatan itu, dimana pada ayat 

selanjutnya terdapat sebuah aturan bahwa jika salah satunya membangkang atau 

tidak mau untuk melakukan perdamaian untuk menciptakan kehidupan yang 

harmonis dan rukun maka harus diperangin “ تىِ تَـبْغِىفَقتِلُوْاالَّ  ” hingga berpaling 

menuju ke jalan Allah. Kata “faqa>tilu>” ini menurut Ibnu Katsir, bukan dalam arti 

diperangin dengan kekerasan seperti halanya perang yang terjadi dengan 

menggunakan senjata-senjata, akan tetapi menecegah dari kezaliman hingga mau 

mendengarkan kebenaran. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis 

Rasullaulah saw.:

ثَـنَا حمُيَْدٌ ا ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَاريُِّ قاَلَ: حَدَّ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ حَاتمٍِ قاَلَ: حَدَّ لطَّوِيلُ، عَنْ حَدَّ

ا: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، ، قُـلْنَ »انْصُرْ أَخَاكَ ظاَلِمًا أَوْ مَظْلُومًا«أنََسٍ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

وَفيِ البَاب عَنْ » تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ، فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ «نَصَرْتهُُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أنَْصُرهُُ ظاَلِمًا؟ قاَلَ: 

٣٥عَائِشَةَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim al-Muktib telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Anshari telah 
menceritakan kepada kami Humaid al-Thawil dari Anas dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Tolonglah saudaramu yang berbuat 
lalim dan yang diperlakukan lalim." Kami berkata: Wahai Rasulullah, aku 
menolongnya bila diperlakukan lalim, lalu bagaimana aku menolongnya 
bila berbuat lalim? Beliau menjawab: "Kau mencegahnya dari perbuatan 
lalim, itulah pertolonganmu untuknya." Berkata Abu Isa: Dalam hal ini ada 
hadits serupa dari 'A`isyah. Berkata Abu Isa: Hadits ini hasan shahih.

                                                
35Muhammad Ibn ‘I>sa Ibn Syaurah Ibn Mu>sa Ibn al-Dhaha>k, Sunan at-Tarmizi>, juz. V 

(Mesir: Syarkah Maktabah, 1975 M./ 1395 H.), h. 523. Muhammad Ibn Isma>’il Abu Abdilla>h al-
Bukha>ri al-Ja’fi>, al-Ja>mi’ al-Musnad al-Shahi>h al-Mukhtashir min Umu>ru Rasu>laula>h ‘alaihi wa 
Sallam wa Sunnah/ Shahi>h al-Bukha>ri, juz IX, h. 128. Lihat juga, Abu Abdilla>h Ah}mad bin 
Muhammad bin Hanbal bin Hila>l bin Asad al-Sayba>ni, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz. 
XLV (45) (Ba>irut: Muassisah al-Risa>lah 2001 M./ 1421 H), h.14
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Penjelasan dari lanjutan ayat diatas apabila ia berhasil kembali ke jalan 

Allah, maka harus diperlakukan dengan adil (فاَِنْ فاءَتْ فاََصْلِحُوا بيَنـَهُماَ بلِْعَدْلِ ) jadi 

jangan sampai kita merasa paling benar dan menghakimin atau mengkalim 

antara yang satu dan lainnya yang benar,36 atau mengungkap kesalahan yang lalu 

sehingga menyakiti perasaan hati seseorang

3. Perdamaian Bersifat Umum (Universal)

Setelah terjadi dua perdamaian (keluarga dan sesama mukmin) di atas 

maka perdamaian yang harus juga dipelihara adalah pedamaian universal dengan 

tidak mengenal pihak keluarga atau seiman (mukmin. Akan tetapi yang dilihat 

adalah seluruh makhluk Allah swt.

Penyelesaian konflik yang kita saksikan hingga kehidupan dewasa ini 

adalah sikap terpuji yang belum utuh. Sifat ini mesih dipahami secara persial, 

yakni bahwa pentingnya suatu perdaimaian hanya ketika suatu pihak keluarga 

atau seiman. Pada hal, berdamai dengan penganut agama non-Islam itupun 

merupakan bagian dari ajaran Islam. Berdasarkan firman Allah swt. dalam Qs. al-

Ankabut/ 29: 46 menguatkan argumentasi itu. 

            

               

   

Terjemahnya:
Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara 
yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan 
Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan 
kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu 
adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri".37

                                                
36Abu> al-Firda>’ Isma>’il Ibnu Katsi>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Azi>m, Juz. IV (Cet. I; Bairut: 

Da>r al-Ma’rifah, 1987), h. 204
37 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 402
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Secara tegas, ayat diatas melarang umat Islam berbantahan ataupun 

berdebat dengan penganut kitab suci lain (Ahlil Kita>b), melainkan dengan cara 

sebaik-baiknya termasuk menjaga kesopanan, tatakrama, dan tenggang rasa, 

kecuali terhadap meraka yang berbuat zalim. Umat Islam pun diperintahkan 

untuk senantiasa menegaskan kita bahwa kita semua, para penganur kitab suci 

yang berbeda-beda itu, sama-sama menyembah Tuhan yang Maha Esa, dan sama-

sama pasrah (muslimu>n) kepada-Nya.

Bahkan sekiranya kita mengetahui dengan pasti bahwa orang lain 

menyembah sesuatu objek sesembahan selain Allah yang Maha Esa, kita pun 

tetap dilarang berlaku tidak sopan terhadap orang tersebut. Menurut al-Qur’an, 

sikap demikian itu akan membuat mereka berbalik menyerang dan melakukan 

perbuatan yang tidak sopan terhadap Allah yang Maha Esa, sebagai akibat serta

dorongan rasa permusuan atau konflik tanpa pengetahuan yang memadai.  

D. Konsep Perdamaian

Secara umum Johan Galtung membedakan perdamaian menjadi dua 

bagian yaitu, perdamaian positif dan perdamaian negatif.38 Dari kedua konsep 

perdamaian tersebut sehingga melahirkan perdamaian menyeluruh, Sehingga di 

jelaskan dalam buku “Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik 

Konteporer” bawansanya dalam studi konflik dan perdamaian konteporer konsep 

perdamaian terbagi menjadi 3 (tiga) yakni perdamaian positif, perdamaian 

Negatif, dan perdamaian menyeluruh, diantara sebagai berikut: 

1. Perdamaian Positif

                                                
38Hugh Miall,  Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse, Conteporary Conflik 

Resolution; The Prevention, Management and Transformation Of Deadly Conflicts, Terj. Tri 
Budhi Sastri, Resolusi Damai Konflik Konteorer; Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan 
Mengubah Konflik Bersumber Politik Sosial, Agama, dan Ras (Cet. II; Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2002), h. 300-301
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Perdamaian positif tidak hanya berkaitan dengan usaha mereduksi 

kekerasan yang secara langsung, tetapi lebih kepada pengenbangan-

pengembangan social secara vertikal yang bertanggung jawab terhadap 

hubungan-hubungan hierarkis idantara orang-orang. Konsep perdamaian positif 

di dasarkan kepada pemahaman dasar dari kondisi-kondisi social, cara 

menghapus kekerasan struktural39 melampaui tiadanya kekerasan bersifat 

langsung.40

Makna perdamaian yang di jelaskan oleh Joeng di atas membawa dampak 

dalam strategi, yaitu adanya upaya perubahan terhadap struktur sosial yang 

dideskriminasi. Oleh karena itu, tuntutan persamaan bersosial dalam 

mendapatkan perlakuan oleh segala sistem dan struktur yang ada, baik dalam 

masalah ekonomi, politik maupun sosial merupakan strategi yang bisa dijalankan 

dalam upaya mewujudkan perdamaian positif.

Secara prinsip, Barash dan Webel menekankan bahwa perdamaian positif 

ialah sebuah kondisi yang terpenuhuinya oleh keadilan sosial, sedangkan keadilan 

sosial sendiri didefenisikan secara berbeda oleh setiap konteks masyarakat, tetapi 

dalam kehidupan masyarakat sosialis, keadilan sosial merujuk pada keamanan 

Sosial-Ekonomi melalui distribusi kesejateraan dalam masyarakat (Barash dan 

Webel ,2001: 9). Maski berbeda defenisi  tentang keadilan sosial, tetapi secara 

prinsipnya adalah sama, yakni terpenuhinya kesejateraan sosial, ekonomi, 

budaya, dan politik,41 sehingga dengan perdamaian positif keadaan menjadi 

                                                
39 Kekerasan struktur yakni kekerasan yang menyebabkan tertindasnya manusia dan 

kelompok sosial sehingga mengalami berbagai kesulihan untuk hidup, Vovri Susan, Pengantar  
Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Konteporer, h. 119-121

40 Ho-Won Jeong, Peace and Conflict Studiens: An Introduction (England: Ashgate 
Publishing Company, 2003), h. 25,  Vovri Susan, Pengantar  Sosiologi Konflik dan Isu-Isu 
Konflik Konteporer (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), 131

41 Imam Taufiq, al-Qur’an Bukan Kitab Teror; Membangun Perdamaian Berbasis al-
Qur’an, h. 36-37, Vovri Susan, Pengantar  Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Konteporer,, h. 
132
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harmonis , keutuhan, dan sederajat hubungan-hubungan damai antara manusi 

yang di dasarkan pada rasa cinta, saling menghargai, rasa keadilan.42  

2. Perdamaian Negatif

Perdamaian negatif berfokus pada tidak adanya kekerasan langsung43, 

seperti perang, pertikaian,dan sejenisnya. Dalam mengupayakan perdamaian 

negative, pencehagan dan eliminasi tindakan kekerasan melalui jalur negosiasi 

atau mediasi depat menjadi pilihan ketimbang paksaan fisik. Pelucutan total 

senjata (total disarmament), misalnya dapat mereduksi potensi kekerasan 

bersenjata pada masa mendatang. Dalam perkembangannya, menciptakan 

ketergantungan secara sosial dan ekonomi antar komunitas atau kelompok bisan 

menjadi salah satu strategi untuk mengurangi kekerasan langsung dalam situasi 

konflik antar komunitas (Joeng, 2003:24).

Barash dan Webel menyatakan bahwa perdamaian negatif berangkat dari 

pandangan realitas yang meyakini bahwa perdamaian ditimbang dari ketiadaan 

perang. persepktif ini memandang bahwa perdamaian bisa ditemukan kapan saja 

ketika ketiadaan perang atau segala bentuk kekerasan langsung yang terencana 

atau terorganisasi (Barash dan Webel, 2001: 6).

Konsep perdamaian negatif yang kemudian memunculkan konsep 

pembangunan yang berbasis negative seperti dengan cara negosisasi, diplomasi, 

dan resolusi konflik. Ada beberapa kalangan menyatakan bahwa perdamaian

negatif perlu diupayakan maski harus menggunakan kekuatan militer. Pertahanan 

Negara dan regional dalam pemahaman hadirnya tentara dan persenjataan yang 

                                                
42 Alim Ruswantoro, Dkk.. Antologi Isu-Isu dalam Kajian Agama dan Filsafat (Cet I; 

Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2010), h. 16
43Kekerasan langsung (direct violence) merupakan kasus-kasus pemukulan seseorang 

terhadap orang lain yang menyebabkan luka pada tubuh, atau kerusuhan antar komunitas 
berujung kematian kematian, Vovri Susan, Pengantar  Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik 
Konteporer, h. 121- 122
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kuat juga merupakan dalam bidang perdamaian negatif.44 Harapan agar dengan 

adanya konsep perdamaian seperi ini sehingga hubungan antara manusia, 

masyarakat, dan bangsa yang dalam keadaan tidak ada ancaman, tanpa adanya 

rasa takut, tanpa kekerasan, dan tanpa adanya peperangan,45 serta memberingan 

pengaruh dalam hidup akan pentingnya kehidupan yang damai. 

3. Positif Menyeluruh

Perdamaian menyeluruh merupakan suatu proses simultan atau 

penggabungan dari konsep perdamaian positif dan konsep perdamaian negatif, 

sehingga melampaui sekat dari kedua konsep perdamaian itu. Pandangan 

perdamaian menyeluruh adalah usaha mengontrol dan mengelolah kehidupan 

secara kontinu (terus-menerus) dari pada yang sesaat (persial), dengan mereduksi 

seluruhnya pada bentuk-bentuk yang sederhana. Perdamaian ini merupakan 

pencarian inner atau atau perdamaian komunal dengan ketiadaan kekerasan yang 

terorganisir. 

Perdamaian menyeluruh menjadi narasi dasar dalam membengun 

perdamaian. J. Paul Lederach (1996) mengemukakan konsep transformasi konflik 

sebagai narasi pembangunan perdamaian ini. Tarnsformasi konflik merupakan 

proses sosial politik yang menyertai tindakan-tindakan perdamaian negatif dan 

pada gilirannya akan membentuk perdamaian posiitif.46

Tabel di bawah ini menunjukan aspek perdamaian positif dan negatif. 

Selaras dengan apa yang dijelaskan diatas perdamaian menyeluruh merupakan 

kehadiran dari setiap unsur tindakan dan sistem perdamaian secara keseluruhan.

Tabel : Perbedaan Perdamaian Positif dan Perdamaian Negatif

                                                
44 Imam Taufiq, al-Qur’an Bukan Kitab Teror; Membangun Perdamaian Berbasis al-

Qur’an, h. 38, Vovri Susan, Pengantar  Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Konteporer,, h. 132-
134

45 Alim Ruswantoro, Dkk.. Antologi Isu-Isu dalam Kajian Agama dan Filsafat, h. 17
46 Vovri Susan, Pengantar  Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Konteporer, h. 134-135
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No. Aspek Perdamai Positif Perdamaian Negatif

1. Ciri-ciri -Damai jangka panjang

-Bukan sekedar ketiadaan perang

-Mempromosokan keadilan, 
kepercayaa, dan empati

-Damai sementata

-Sekedar ketiadaan perang

-menyimpan benih permusuhan 
dan saling curiga

2. Penekanan Kerja sama dan dialog Kontrol dan kendali keamanan

3. Srategi -Meningkatkan hubungan kelompok 
(asosiasi)

-Perdamaian dimulai dari bawah ke 
atas

-Memutuskan hubungan antar 
kelompok

-Perdamaian dimulai dari atas 
ke bawah

4. Interaksi sosial Tinggi Rendah

5. Organisasi 
sosial

-Unit kecil

-Otonom

-Orentasi keagamaan

-Unit besar

-Pemusatan

-Orentasi penyeragaman

6. Orentasi 
kebijakan

Mengelolah sebab-sebab kekerasan, 
sikap, dan struktur

Menghapus kekerasan yang 
bersifat langsung

7. Implikasi Menjamin perdamaian jangka 
panjang

Lebih mengarah kepada 
kekerasan

Tabel yang adopsi dari Galtung (1969) yang di analisis oleh Imam Taufiq 

di atas menunjukan bahwa perdamaian menyeluruh merupakan kondisi yang 

diakibatkan secara mutual antara perdamaian negatif dan positif. Dalam 

bingkaian pemahaman ini, menciptakan perdamaian menyeluruh juga menuntut 

adanya pemahaman terhadap pembagian domain kerja dalam bidang 

pembangunan perdamaian dalam kehidupan di dunia.
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BAB III

KUALITAS HADIS TENTANG GAGASAN PERDAMAIAN

A. Takhri@j Hadis

1. Pengertian Takhri@j  Hadis

Menurut bahasa, kata takhri>j adalah bentuk masdar dari kata kharraja-

yukharriju- takhri>jan, berakar dari huruf-huruf kha, ra, dan jim, mempunyai dua makna 

dasar yaitu: al-nafa>z\ ‘an al -syai’ yang artinya menembus sesuatu dan ikhtila>f launain

yang artinya perbedaan dua warna.1 Kata takhri>j memiliki makna memberitahukan dan 

mendidik atau bermakna memberikan warna berbeda.2 Menurut Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, 

takhri>j pada dasarnya mempertemukan dua perkara yang berlawanan dalam satu 

bentuk.3 Sedangkan menurut istilah adalah:

تيِْ اخَْرجََتْهُ سَنَ 
عِنْدَ الحْاَجَةِ دُهُ ببِـَياَنِ مَرتََـبتَهِِ الَتَْجْريِْجُ هُواَلَدِْلالَةَُ عَلَى مَوْضِعَ الحَْدَِيْثِ فىِ مَصَادِرهِِالاَْصْليَِّةِ الَّ

Artinya:

“Takhri@j adalah petunjuk untuk mengetahui tempat hadis yang terdapat dalam 

sumber aslinya dengan meneluarkan sanad serta menjelaskan martabatnya 

sesuai keperluan.4

Kata Takhrij dapat diartikan dalam beberapa arti yang populer yakni al-Istinba@t 

(mengeluarkan), al-Tadri@b (meneliti atau melatih), dan al-Tauji@h (menerangkan atau 

menghadapkan).5

                                                
1Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz II 

(Beirut: Da>r al-Fikr, 1399 H/ 1979 M), h. 175.
2Muh{ammad ibn Mukrim ibn Manz}u>r al-Afrīqī, Lisān al-‘Arab, Juz. II (Cet. I; Beirut: 

Dār S}ādir, t. th.), h. 249.
3Mah}mu>d al-T}ah}h}a>n, Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>ni>d (Cet. III; al-Riya>d}: 

Maktabah al-Ma’a>rif, 1417 H./1996 M), h. 7.
4Mah}mu>d al-T}ah}h}a>n, Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>ni>d, h. 12. Mann@’ al-Qatta@n, 

Maba@hi@s Fi@’Ulu@m al-Hadi@s, terj. Mifdol Abdurrahman, Pengentar Studi Ilmu Hadis (Cet. I; 
Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2005),h. 189, dan lihat juga. Agus Solahudin dan Agus 
Suryadi, Ulumul Hadis (Cet. III; Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 189.
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Adapun, kata hadis berasal dari bahasa Arab al-hadi>s|, jamaknya adalah al-

ah}a>di>s\, al-hidsan, dan al-hudsan. Dari aspek etimologi, kata ini bermakna banyak 

diantaranya al-Jadid (yang baru) lawan dari al-qadim (yang lama)6 dan al-khabar (kabar 

atau berita).7 Sedangkan dalam istilah muhaddis\u>n,  hadis adalah segala apa yang 

berasal dari Nabi saw. baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, persetujuan ( taqrir ), 

sifat, atau sejarah hidup.8 Ulama beragam dalam memberikan defenisi takhri>j al-h{adi>s\, 

namun defenisi yang paling sering digunakan adalah  “Mengkaji dan melakukan ijtihad 

untuk membersihkan hadis dan menyandarkannya kepada mukharrij-nya dari kitab-

kitab al-Ja>mi’, al-Sunan dan al-Musnad setelah melakukan penelitian dan pengkritikan 

terhadap keadaan hadis dan perawinya”.9

2. Metode Takhri@j

Untuk mengetahui kejelasan hadis beserta sumber-sumbernya, ada 

beberapa metode takhri>j yang dapat dipergunakan dalam penelusuran. Metode-

metode takhri>j ini diupayakan oleh para ulama dengan maksud agar 

mempermudah mencari hadis-hadis Rasullaulah saw. Para ulama telah banyak 

mengkodifikasikan hadis-hadis dengan mengaturnya dalam susunan yang berbeda 

satu dengan yang lainnya, sekalipun semuanya menyebutkan ahli hadis yang 

                                                                                                                                     
5Muhammad Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis (Cet. I; Jakarta: Bulan 

Bintang, 1992), h. 41. Lihat juga, H. Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Studi Hadis 
Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi (Cet. I; Makassar: Alauddin Unirvesity Press, 2011), h. 
121

6Munzier Suparta, Ilmu Hadis (Cet. VI; Jakarta: Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 1
7H. Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Studi Hadis Ontologi, Epistemologi dan 

Aksiologi (Cet. I; Makassar: Alauddin Unirvesity Press, 2011), h. 2
8Manna>' al-Qat}t}a>n, Maba>hi>s| fi> ‘Ulu>m al-Hadi>s|. (Cet. IV: Kairo; Maktabah Wahbah, 

1425 H./ 2004 M.), h. 15.
9Abd al-Rau>f al-Mana>wi>, Faid} al-Qadi>r Syarh} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r, Juz I (Cet. I; Mesir: al-

Maktabah al-Tija>riyah al-Kubra>, 1356 H.), h. 17.  
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meriwayatkannya. Perbedaan cara-cara mengumpulkan inilah yang akhirnya 

menimbulkan Ilmu Takhri>j.10

Sesuai dengan cara ulama mengumpulkan hadis-hadis, maka diperlukan 

beberapa metode sebagai acuan yang digunakan dalam penelitian hadis, 

diantaranya menurut Abu> Muh}ammad ‘Abd al-Mahdi bin ‘Abd Qadi>r bin ‘Abd 

al-Ha>di>s\ mej nyebutkan bahwa metode takhri>j  h}adi>s\ ada lima macam  yaitu:

1. Dengan menggunakan salah satu lafal matan hadis

2. Dengan menggunakan lafal pertama matan hadis

3. Dengan menggunakan rawi a’la

4. Dengan menggunakan tema

5. Dengan menggunakan status hadis

Selanjutnya sesuai dengan judul skripsi saya terkait tentang perdamaian, 

bahwa hadis yang menjadi objek penelitian adalah  ليس الكذاب بالذي يصلح بين

الناس maka berikut ini adalah peneliti hanya menerapan tiga metode, dari kelima 

metode diatas yakni: 

a) Metode Takhri>j al-h}adi>s\  dengan menggunakan salah satu lafal matan 

hadis. Adapun petunjuk yang ditemukan dengan metode salah satu lafal 

matan hadis dengan menggunakan kitab al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-

H}adi>s\ al-Nabawiy sebagai berikut:   

الْكَذَّابُ 

ابُ باِلَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ فَـيـَنْمِي خَيرْاً وَيَـقُولُ خَيرْاً خ صْلِحُ    م برا ٢ليَْسَ الْكَذَّ

٤٠٣٤٠٤حم١٠١

  صْلِحُ ا
                                                

10Abu Muh}ammad ‘Abdul Mahdsi ibn ‘Abd al-Qadir ‘Abd al-Ha>di>, Thuruq al-Takhri>j al-
H{adi>s\ Rasulullah saw, Ter. S. Agil Husin Munawwar dan Ah}mad Rifqi> Muchtar, Metode Takhrij 
Hadis (Cet I; Semarang: Dina Utama, 1994 ), h. 6
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(راحم ايضا في اصلاح الاصلاح)الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ ليَْسَ الْكَذَّابُ 

٦,٤٠٦,٤٠٤,٤٥٩.461,١١حم٢٦ت بر١٠١م برا2صْلِحُ خ 

Dari kode-kode yang tercantum di atas melalui dua lafal yang digunakan 

telah menunjukkan bahwa hadis yang diteliti terdapat pada :

1. Sh{ah}ih Bukha>ri (خ) dan ditempatkan pada Kitab Perdamaian “صلح” 

nomor urut hadis 2.

2. Sahih Muslim (م) pada Kitab “بر” nomor urut hadis 101

3. Ahmad bin Hanbal (حم) pada juz 6 pada halaman 403,  404, 459, 461

dan 406.

4. Al-Tizmizi (ت) pada Kitab “بر” dengan nomor urut hadis 26

b) Metode kedua Takhri>j al-h}adi>s\ dengan menggunakan lafal pertama matan 

hadis. Adapun petunjuk yang ditemukan dengan metode lafal pertama 

matan hadis  dengan menggunakan kitab al-Fath al-Kabi>r fi> D{ammi al-

Ziya>dah Ila> al-Ja>mi’ al-S{agi>r \ adalah sebagai berikut: 

ابُ باِلَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ فَـيـَنْمِي خَيرْاً وَيَـقُولُ خَيرْاً 10205 ليَْسَ الْكَذَّ

  حم ق د ت )(

اد بن أوَْسعن ام كلثوم بنت عقبة  ١٢.(طب) عَن شَدَّ

Kode yang dijelakan dalam kitab ini menunjukkan bahwa hadis ini 

terdapat dalam beberapa kitab diantaranya:

(ق) ,Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab Musnad Ahmad (حم) .1 di 

diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim (متفق عليه) dalam kitab Shahih Bukhari

dan Shahih Muslim, (ت) diriwayatkan oleh Turmizi dalam kitab Sunan al-

                                                
11A.J. Weinsinck terj. Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qiy, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} 

al-H}adi>s\ al-Nabawiy, Juz. V (Laeden: I.J Brill, 1969 M.), h. 556
12Jala>l al-Di>n Muh}ammad al-Suyu>t}i>, Fath al-Kabi>r fi> D{amm al-Ziya>dah Ila> Jami>’ al-

S{agi>r, juz III (Beirut: Da>r al-Fakara, 2003 M./ 1423 H. ), h. 54
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Tirmizi, (د) diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Da>wud, 

yang meriwayatkan dari Ummu Kuls}u>m Binti ‘Uqbah

diriwayatkan oleh al-Thabrani (طب) .2 dalam jam’u al-Kabi>r yang

meriwayatkan dari Syadda>d Ibn Aus.

c. Metode ketiga adalah Takhri>j al-h}adi>s\ dengan metode bi al-Maudhu’

(tematik) atau Takhri>j berdasarkan tema hadis. Kitab yang dipakai adalah  

Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-Af‘a>l karangan Syeikh Imam 

‘A<lim Kabi>r Muh}addis\ ‘Ali> ibn H{isa>m al-Di>n ‘Abd al-Malik ibn Qa>d}i> Khan

terkenal dengan sebutan Imam al-Muttaqi> al-Hindi>.13 Adapun petunjuk 

yang ditemukan dalam kitab tersebut, adalah sebagai berikut :

ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، ويقول خيرا. "حم ق د ت" عن أم  -٨٢٥٢

  ١٤كلثوم بنت عقبة "طب" عن شداد بن أوس

a. )حم ق د ت ) yakni;  diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal(حم)

dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, (ق) diriwayatkan متفق عليه (Bukhari 

Muslim) dalam kitab Shahihnya, diriwayatkan Abu (د) Daud dalam kitab 

sunan Abu Daud,  (ت) diriwayatkan al-Tirmidzi dalam kitab Sunan al-

Tirmidzi, dari Ummul Kaltsum Binti ‘Ukhbah

b. "طب" diriwayatkan al-Tabrani dalam kitabnya jam’u al-Kabi>rnya dari 

Saddad bin Aus.

3. Merujuk ke Kitab Sumber Terkait dengan Hadis Tentang Gagasan 

Perdamaian dalam Riwayat Ummu Kalsum

Setelah melakukan  penelusuran melalui tiga metode Takhri>j al-h}adi>s\  

peneliti mengeluarkan hadis tersebut dengan melalui kitab-kitab Sumber dengan 

                                                
13Manna>‘al-Qat}t}a}n, Maba>h}is\ fi> ‘Ulu>m al-H{adi>s\ (Cet I; Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), 

h. 191. 
14‘Ali> al-Muttaqi> ibn H{isa>m al-Di>n al-‘Indi> al-Burha>n al-Fauri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan 

al-Aqwa>l wa al-Af‘a>l, Juz III (Cet II; Beirut: Muassasah al-Risalah,1986 M),h. ٦٣١.
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bantuan CD-ROM al-Makhtabah al-Sya>milah. Maka ditemukan  hadis sebanyak 

14 riwayat dengan letak yang bebeda yaitu terdapat pada S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} 

Muslim, Sunan al-Tirmi>z\i, Sunan Abu Dawud, al-Tabrani, Sunan al-Nasa>i’, 

Musnad ahamad bin Hanbal.

Adapun redaksi dari hadis yang telah penulis dapatkan dari kutub al-

Tis’ah adalah sebagai berikut:

1. Dalam Shahih Bukha>ri terdapat ١ riwayat terletak di kitab Muwaqqai al-

Rasmi> bab Laysal al-Karrabu allazi yasluhu bayna al-Na>si, adalah sebagai 

berikut:

ثَـنَا إبِْـراَهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ  ثَـنَا عَبْدُ العَزيِزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّ حَدَّ

عَتْ رَ  اللَّهِ صَلَّى االلهُ سُولَ حمُيَْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ، أَخْبـَرهَُ أَنَّ أمَُّهُ أمَُّ كُلْثوُمٍ بنِْتَ عُقْبَةَ، أَخْبـَرَتْهُ: أنََّـهَا سمَِ

راً«عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ:  راً، أَوْ يَـقُولُ خَيـْ ابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ، فَـيـَنْمِي خَيـْ   ١٥»ليَْسَ الكَذَّ

2. Dalam Shah}ih} Muslim terdapat 1 riwayat terletak di kitab al-Musa>qa>h wa 

al-Mu>ja>ra’ah, adalah sebagai berikut:

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يحَْيىَ، أَخْبـَرَناَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبـَرَنيِ يوُنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبـَرَنيِ حمُيَْدُ بْ  نُ حَدَّ

جِرَاتِ الأُْوَلِ، عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أمَُّهُ أمَُّ كُلْثوُمٍ بنِْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبيِ مُعَيْطٍ، وكََانَتْ مِنَ الْمُهَا

عَتْ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَ  تيِ بايَـعْنَ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبـَرَتْهُ، أنََّـهَا سمَِ يْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ اللاَّ

راً وَيَـنْمِ «يَـقُولُ:  ابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ، وَيَـقُولُ خَيـْ راًليَْسَ الْكَذَّ قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ: ولمََْ » ي خَيـْ

صْلاَحُ بَـينَْ النَّاسِ، وَ  حَدِيثُ أَسمَْعْ يُـرَخَّصُ فيِ شَيْءٍ ممَِّا يَـقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلاَّ فيِ ثَلاَثٍ: الحَْرْبُ، وَالإِْ

الرَّجُلِ امْرأَتَهَُ وَحَدِيثُ الْمَرْأةَِ زَوْجَهَا
١٦

                                                
15 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja’fi al-Bukhari>, al-Ja>mi’ al-Musnad al-Sahih 

al-Mukhtasan min Umuri Rasulillahi saw. Juz. IX ( Bairu>t: Da>r Tuku al-Naja>, 1422 H.), h. 183.
16 Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyiri Abu Husain al-Qayiri al-Naysabiri >, al-Musnad al-

Sahih al-Mukhtasar Binaqlil Adli min Umuri Rasulilla>h saw. Juz.V (Bairu>t: Da>r Ihya> al-Tura>s}i>, 
t.th), h. 2011.
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3. Dalam sunan al-Nasa@i’ terdapat 2 riwayat sebagai berikut 

ثَـنَا أَبيِ، عَنْ  ثَـنَا عَمِّي قاَلَ: حَدَّ أَخْبـَرَناَ عُبـَيْدُ االلهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إبِْـراَهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ: حَدَّ

أَخْبـَرهَُ أَنَّ أمَُّ كُلْثوُمٍ ابْـنَةَ عُقْبَةَ صَالِحٍ، وَذكََرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا، عَنِ الزُّهْريِِّ، أَنَّ حمُيَْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ،

عَتْ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ:  ابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ «أَخْبـَرَتْهُ أنََّـهَا سمَِ ليَْسَ الْكَذَّ

راً راً أوَْ يَـقُولُ خَيـْ يُـرَخَّصُ فيِ شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ ممَِّا يَـقُولُ النَّاسُ إِلاَّ فيِ قاَلَتْ: ولمََْ أَسمَْعْهُ » فَـيـَنْمِي خَيـْ

صْلاَحِ بَـينَْ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ  امْرأَتَهَُ، وَحَدِيثِ الْمَرْأةَِ زَوْجَهَا، وكََانَتْ أمُُّ  ثَلاَثٍ، فيِ الحَْرْبِ، وَالإِْ

تيِ باَي ـَ ١٧عْنَ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمكُلْثوُمٍ مِنَ الْمُهَاجِراَتِ اللاَّ

، عَنِ الزُّهْريِِّ  دُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَـيْدِيِّ ثَـنَا محَُمَّ ، عَنْ أَخْبـَرَناَ كَثِيرُ بْنُ عُبـَيْدٍ الحِْمْصِيُّ قاَلَ: حَدَّ

عَتْ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمُيَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ، أَنَّ أمَُّ كُلْثوُمٍ ابْـنَةَ عُقْبَ  ةَ، أَخْبـَرَتْهُ أنََّـهَا سمَِ

راً " ولمََْ يُـرَخِّصْ فيِ  رًا أوَْ يُـنَمِّيَ خَيـْ ابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ فَـيـَقُولَ: خَيـْ  شَيْءٍ يَـقُولُ: " ليَْسَ الْكَذَّ

صْلاَحِ بَـينَْ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرأَتَهَُ، «لاَّ فيِ ثَلاَثٍ: ممَِّا يَـقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ كَذِبٌ إِ  فيِ الحَْرْبِ، وَالإِْ

  ١٨»وَحَدِيثِ الْمَرْأةَِ زَوْجَهَا
4. Dalam Musnad Ahmad bin Hambal terdapat 4 riwayat, adalah sebagai

berikut:

ثَـنَا أَبيِ،  ثَـنَا يَـعْقُوبُ، قاَلَ: حَدَّ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ حَدَّ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قاَلَ: حَدَّ

نْتَ عُقْبَةَ أَخْبـَرَتْهُ، عُبـَيْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ حمُيَْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبـَرهَُ، أَنَّ أمَُّهُ أمَُّ كُلْثوُمٍ بِ 

عَتْ رَسُولَ ا ابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ فَـيـَنْمِي «للَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَـقُولُ: أنََّـهَا سمَِ ليَْسَ الْكَذَّ

راً راً أوَْ يَـقُولُ خَيـْ ١٩»خَيـْ

                                                
17Abu Abdurrahman ahmad bin Syua>ib bin A>li>al-Kharasa>ni> al-Nasa>I, Sunan al-Qubra’, 

Juz. X (Bairu>t: Muassisah al-Risa>lah, 1421 H./ 2001 M.), h. 36
18Abu Abdurrahman ahmad bin Syua>ib bin A>li>al-Kharasa>ni> al-Nasa>I, Sunan al-Qubra’, h. 

236. 
19Abu Abdillah Ah}mad bin Muhammad bin Hanbal bin Hila>l bin Asad al-Sayba>ni, 

Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz. XLV (45) (Bairu>t: Muassisah al-Risa>lah 1421 H./ 2001
M.), h. 240
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ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قاَلَ: أَخْبـَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْريِِّ، عَنْ حمَُيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْ  نِ، عَنْ أمُِّهِ أمُِّ  حَدَّ

عْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ كُلْثوُمٍ بنِْتِ عُقْبَةَ ـ وكََانَتْ مِنَ الْمُهَاجِراَتِ الأُْوَلِ ـ قاَلَتْ: سمَِ

راً "، راً أَوْ نمَىَ خَيـْ ابُ مَنْ أَصْلَحَ بَـينَْ النَّاسِ فَـقَالَ خَيـْ راً "يَـقُولُ: " ليَْسَ الْكَذَّ ٢٠وَقاَلَ مَرَّةً: " وَنمَىَ خَيـْ

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ بْنُ إبِْـراَهِيمَ، قاَلَ: أَخْبـَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِِّ، عَنْ حمُيَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْ  نِ، عَنْ حَدَّ

عْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ  ابُ مَنْ أمُِّهِ أمُِّ كُلْثوُمٍ بنِْتِ عُقْبَةَ قاَلَتْ: سمَِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: " ليَْسَ الْكَذَّ

رًا راً أوَْ نمَىَ خَيـْ ٢١أَصْلَحَ بَـينَْ النَّاسِ فَـقَالَ خَيـْ

ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قاَلَ: أَخْبـَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْريِِّ، عَنْ حمَُيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ، عَنْ أُ  مِّهِ أمُِّ  حَدَّ

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ كُ  وَسَلَّمَ لْثوُمٍ بنِْتِ عُقْبَةَ ـ وكََانَتْ مِنَ الْمُهَاجِراَتِ الأُْوَلِ ـ قاَلَتْ: سمَِ

راً«يَـقُولُ:  راً أَوْ نمَىَ خَيـْ ابُ مَنْ أَصْلَحَ بَـينَْ النَّاسِ فَـقَالَ خَيـْ راًوَنمََ «، وَقاَلَ مَرَّةً: » ليَْسَ الْكَذَّ ٢٢»ى خَيـْ

5. Dalam kitab Mu’jam al-Kabir al-Tabra>ni> terdapat 3 riwayat sebagai 

berikut

ثَنيِ اللَّيْثُ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ أيَُّ  ثَـنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الأَْزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ االلهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّ وبَ، حَدَّ

شِهَابٍ، عَنْ حمُيَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ، عَنْ أمُِّ كُلْثوُمٍ بنِْتِ عُقْبَةَ، أنََّـهَا عَنْ مَالِكِ بْنِ أنََسٍ، عَنِ ابْنِ 

عَتْ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَـقُولُ:  ابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ، فَـيـَنْمِي، «سمَِ ليَْسَ الْكَذَّ

راً، أوَْ يَـقُولهُُ  ٢٣»خَيـْ

دٌ، قاَحَدَّ  ، ثنا مُسَدَّ ثَـنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَـنىَّ ثَنيِ أَبيِ ح، وَحَدَّ لاَ: ثَـنَا عَبْدُ االلهِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّ

، عَنْ أمُِّهِ ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْريِِّ، عَنْ حمَُيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ 

عْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَـقُولُ:  ابُ، بأَِنْ يَـقُولَ الرَّجُلُ «أمُِّ كُلْثوُمٍ، قاَلَتْ: سمَِ ليَْسَ الْكَذَّ

٢٤»فيِ إِصْلاَحِ، مَا بَـينَْ النَّاسِ 

                                                
20Abu Abdillah Ah}mad bin Muhammad bin Hanbal bin Hila>l bin Asad al-Sayba>ni, 

Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, h. 24٣.
21Abu Abdillah Ah}mad bin Muhammad bin Hanbal bin Hila>l bin Asad al-Sayba>ni, 

Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, h. 552. Riwayat ini juga diulang pada halaman 248
22 Abu Abdillah Ah}mad bin Muhammad bin Hanbal bin Hila>l bin Asad al-Sayba>ni, 

Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, h. 24٣
23Sulaima>n bin Ahmad bin Ayyu>b bin Mutir al-Khami> Abu> al-Qa>sim al-Tabra>ni>, al-

Mu’jam al-Kabi>r, Juz XXV (25) (al-Qahirah: Maqtabah ibn Taymi>yyah, 1415 H/ 1994 M.), h. 76.
24Sulaima>n bin Ahmad bin Ayyu>b bin Mutir al-Khami> Abu> al-Qa>sim al-Tabra>ni>, al-

Mu’jam al-Kabi>r, h.٧٦
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ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ حَاتمٍِ الْمَرْوَزيُِّ، ثنا حِبَّانُ بْنُ  مُوسَى، وَسُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قاَلاَ: أنا عَبْدُ االلهِ بْنُ حَدَّ

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ بْنُ الحَْسَنِ الخْفََّافُ، ثنا أَحمَْدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ وَهْ  بٍ، الْمُبَارَكِ، عَنْ يوُنُسَ، ح وَحَدَّ

نُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ، أَنَّ أمُِّهَ أمَُّ كُلْثوُمٍ بنِْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبيِ أَخْبـَرَنيِ يوُنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبـَرَنيِ حمَُيْدُ بْ 

تيِ باَيَـعْنَ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبـَرَ  تْهُ أنََّـهَا مُعَيْطٍ، وكََانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُْوَلِ اللاَّ

عَتْ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَ  راً «لَيْهِ وَسَلَّمَ، يَـقُولُ: سمَِ ابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ، فَـيـَقُولُ خَيـْ ليَْسَ الْكَذَّ

راً ٢٥»أوَْ يَـنْمِي خَيـْ

6. Dalam kitab Sunan Abi Da>ud terdapat 1 riwayat sebagai berikut:

، أَخْبـَرَناَ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِ  ثَـنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ، ح حَدَّ ثَـنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّ يِّ، ح وحَدَّ

ثَـنَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ، أَخْبـَرَناَ مَعْمَرٌ، عَ  ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ شَبـُّوَيْهِ الْمَرْوَزيُِّ، حَدَّ ، عَنْ حمُيَْدِ وحَدَّ نِ الزُّهْريِِّ

لمَْ يَكْذِبْ مَنْ نمَىَ بَـينَْ اثْـنـَينِْ «النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: الرَّحمَْنِ، عَنْ أمُِّهِ، أَنّ بْنِ عَبْدِ 

راً أوَْ نمََى ليَْسَ باِلْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ «وَقاَلَ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ وَمُسَدَّدٌ: » ليُِصْلِحَ  بَـينَْ النَّاسِ فَـقَالَ خَيـْ

راً ٢٦»خَيـْ

7. Dalam kitab Sunan al-Termizi atau al-Jami’ al-Kabi>r terdapat 1

periwayat, diantaranya sebagai berikut:

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ بْنُ إبِْـراَهِيمَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِِّ، عَنْ حمَُ  ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ مَنِيعٍ، قاَلَ: حَدَّ يْدِ حَدَّ

عْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ، عَنْ أمُِّ  هِ أمُِّ كُلْثوُمٍ بنِْتِ عُقْبَةَ قاَلَتْ: سمَِ

راً.أَصْلَحَ ليَْسَ باِلكَاذِبِ مَنْ  راً أوَْ نمَىَ خَيـْ بَـينَْ النَّاسِ فَـقَالَ خَيـْ

  ٢٧.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

                                                
25Sulaima>n bin Ahmad bin Ayyu>b bin Mutir al-Khami> Abu> al-Qa>sim al-Tabra>ni>, al-

Mu’jam al-Kabi>r, h. 77.
26Abu Da>ud Sulaima>n bin Asyas bin Isha>q bin Basyir bin Sadda>d bi Amr  al-Asadi>al-

Sijista>ni, Sunan Abi Da>ud, Juz. IV; (Bairu>t: al-Makhtabah al-‘Ashri>h, t. th.), h. 280.
27Muhammad Ibn ‘I>sa Ibn Syaurah Ibn Mu>sa Ibn al-Dhaha>k, Sunan at-Tarmizi>, juz. VI, 

(Bairu>t: Da>r al-Garib al-Isla>mi>, 1998), h. 331 dan 395.
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4. I’tibar Sanad Hadis Tentang Gagasan Perdamaian dalam Riwayat 

Ummul Kalsum

Setelah dilakukan kegiatan penelitian dan pengklarifikasian diatas 

sebagai langkah awal dari hadis yang diteliti, maka seluruh sanad hadis dihimpun 

untuk kemudilan dilakukan i’tibar hadisnya.28 Hasil dari i’tibar ini akan dapat 

diketahuai seluruh jalur sanad hadisnya, nama-nama rawinya dan metode 

penyampaian hadisnya dari seorang guru ke muridnya (thammul wa ada’). 

Diantara riwayat yang didapat dari hasil penelusuran terhadap kitab-kitab 

sumber ialah dalam kitab Shahih Muslim terdapat 1 riwayat, kitab Shahih 

Muslimterdapat 1 periwayat, kitab Sunan al-Nasa’i terdapat 2 riwayat, kitab 

Musnad Ahmad bin Hanbal terdapat 4 riwayat, kitab Mu’jam al-Kabi>r al-Tabra>ni> 

terdapat 3 riwayat, kitab Sunan Abu Da>ud terdapat 1 riwayat, dan kitab sunan al-

Tarmizi terdapat 1 riwayat.

Dari proses penyampaian hadis antara guru dan murid ini peliti bisa 

mengetahui kualitas hadisnya dari segi sanadnya sebagai langka awal dalam 

menelitian selanjutnya yang akan dilanjutkan dengan penelitian matan hadisnya, 

serta mengetahui lambing-lambang shighat dalam proses itu. Manfaat yang 

langsung dirasakan dalam proses i’tibar ini ialah hadis ini ada tau tidaknya 

syahid dan Mutabi,’29 jika dilihat dari hadis yang telah diteliti maka tidak 

terdapat sya>hid, sedangkan terdapat mu>tabi’ ada urutan sanad yang ke-4 baru ada 

sanad pendukungnya.

                                                
28Kata al_i’tibar merupakan masdar dari kata  َََتبر ِǫٔ, menurut bahasa al-i’tibar ialah 

“peninjauan terhadap berbagai hal dengaN maksud untuk dapat diketahui  sesuatu yang 
sejenisnya. Menurut istilah ilmu hadis i’tibar adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk 
suatu hadis tertentu supaya dapat diketahuiapakah ada periwayat lain atau tidak untuk bagian 
sanad dari sanad hadis yang diteliti. Lihat M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi
(Jakartah: Bulan Biintang,1992), h. 51

29M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 52
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Setelah penulis melakukan penelitian hadis yang menjadi objek kajian 

dalam penelitian ini, maka peneliti menemukan dalam beberapa kitab sumber 

diantaranya ialah sebagai berikut bagannya:



Ket: Dalam skema ini yang menjadi fokus kajian naql sanad ialah yang bergaris tebal

سمعت

كلثوم ام

عن

انا

حمٌد

انّ عن

انا

سهاب  ابن
عن

ٌونس   

انً

الرحمان عبد مالك الزبٌدي صالح ٌونس

ثنا عن عن

بشر عن عن

ثنا ثنا انً

مسدد ٌحٌى ابً ابراهٌم وهب ابن معمر

عن ثنا عن ثنا

معذ اللٌث حرب بن محمد عمً

انا ثنا ثنً ثنا انا عن انا

سوٌد حبان ابٌه عبدالله ثنا ثنا ابً

ثنا ثنً ثنا ثنا

حنبل بن احمد مطلب كثٌر عبدالله العزٌز عبد حرملة اسماعٌل الرزق عبد ٌعقب

ثنا انا انا ثنا ثنا ثنا

الطبرانً بخاري مسلم الترمذي حنبل احمد  

احمد

النساء

مبارك بن عبدالله

حاتم بن محمد

ٌونس

اسماعٌل

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  ِ صَلهى اللَّه  رَسُولَ اللَّه
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B. Kritik Sanad (Naqd al-Sanad)

Naqd yang jika diartikan secara harfiah adalah kritik yang berasal dari 

bahasa latin. Kritik itu sendiri berarti menghakimi, membanding, menimbang.30

Sedangkan sanad menurut bahasa memiliki kesamaan arti kata طریق yaitu jalan 

atau sandaran. Menurut istilah hadis, sanad adalah jalan yang menyampaikan 

kepada matan hadis.31 Jadi, Naqd al-Sanad itu bisa diartikan kegiatan kritik,

kajian atau  penelitian sanad. Dan yang dimaksud dengan kritik atau kajian sanad 

adalah mempelajari mata rantai para perawi yang ada dalam sanad hadis.32

Kritik ekstern33 atau penelitian sanad dalam kajian hadis Nabi saw. 

merupakan kegiatan yang sangat urgen dalam rangka penentuan status 

kehujjahan hadis Nabi saw. Sanad hadis (sebagaimana disebutkan) terdiri dari 

rangkaian nama-nama periwayat yang berawal dari sahabat sampai ke mukharrij. 

Rangkaian periwayat tersebutlah yang kemudian dalam proses penelitian yang 

menjadi objeknya dari sanad hadis sebagai berikut:

ثَـنَا  أمُِّهِ أمُِّ كُلْثوُمٍ ، عَنْ حمُيَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَحمَْنِ ، عَنْ الزُّهْريِِّ ، عَنْ مَعْمَرٌ ، قاَلَ: أَخْبـَرَناَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّ

عْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَ بنِْتِ عُقْبَةَ  يْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: " ـ وكََانَتْ مِنَ الْمُهَاجِراَتِ الأُْوَلِ ـ قاَلَتْ: سمَِ

راً راً "، وَقاَلَ مَرَّةً: " وَنمَىَ خَيـْ راً أوَْ نمَىَ خَيـْ ابُ مَنْ أَصْلَحَ بَـينَْ النَّاسِ فَـقَالَ خَيـْ ليَْسَ الْكَذَّ

Dalam rangkaian sanad hadis di atas, terdapat beberapa periwayat yang menjadi 

objek kajian untuk mendapatkan keterangan terkait kualitas pribadi dan 

kapasitas intektual masing-masing, serta kemungkinan adanya ketersambungan 

                                                
30Atar Semi, Kritik Sastra (Bandung: Angkasa, 1987), h. 7.
31Bustamin dan M.Isa H.A. Salam, Metodologi Kritik Hadis (Cet. I; Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2004), h. 5. 
32Manna>’ al-Qatta@n, Maba@hi@s Fi@’Ulu@m al-Hadi@s, terj. Mifdol Abdurrahman, Pengentar 

Studi Ilmu Hadis. 192
33Term ‘kritik ekstern’ adalah istilah yang diperkenalkan Arifuddin Ah}mad, yang berarti 

kritik sanad bersama term kritik matan yang disebut sebagai ‘kritik intern’. Istilah ini menjadi 
sebuah kontribusi dalam pembaruan dalam kajian h}adi>s\ kontemporer, di samping istilah ‘kaidah 
mayor’ dan ‘kaidah minor’ dalam kaidah kes}ah}i>h}an sanad dan matan hadis.
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periwayatan dalam sanad tersebut. Adapun periwayat-periwayat tersebut adalah 

Ah{mad ibn H{anbal, ‘Abd al-Razza>q, Ma’mar bin Ra>syid, al-Zuhri H{umaid bin 

‘Abd al-Rah{ma>n, dan Ummul Kals}um binti ‘Uqbah.

1. Ah{mad ibn H{anbal

Ah{mad bin H{anbal bernama lengkap Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal 

bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni Abu> ‘Abdillah al-Marwazi>.34 Lahir di Bagda>d 

pada tahun 164 H dan Wafat di Bagda>d juga pada hari Jum’at bulan Rajab tahun 

241 H.35 Dia mulai belajar hadis pada tahun 177 H36, kemudian melakukan 

Rih}lah ‘Ilmiyyah ke berbagai tempat, yaitu ; Ku>fah, Bas}rah, Makkah, Madi>nah, 

Yaman, Sya>m, dan Al-Jazair.37

Tidak kurang dari 128 periwayat terdaftar sebagai guru Ah}mad ibn 

H{anbal. Di antara guru-guru tersebut ialah Sufya>n ibn ‘Uyainah, Al-Sya>fi’i>,38

‘Abd al-Razza>q, ‘Affa>n ibn Muslim, ‘Abd al-S{amad bin ‘Abd al-Wa>ris\, dll. 

sedangkan murid-murindnya ialah al-Bukha>ri, Muslim, Abu> Da>ud, Ah{mad bin al-

H{asan bin al-Turmuz\i.39

                                                
34Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Abu> al-H}ajja>j jama>l al-Di>n ibn al-Zakiy Abi> 

Muh}}ammad al-Qad}a>‘iy, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz XV ( cet. I, Bairut ; Mu’assasah 
al-Risa>lah, 1400 H/ 1980 M), h. 162.

35Abu> Ish{a>q Ibra>hi>m bin ‘Aliy al-Syaira>zi>, T{abaqa>t al-Fuqaha>’, Juz I (Cet. I, Beirut: Da>r 
al-Ra>id al-‘Arabi>, 1970 M.), hal. 91. Lihat juga, Muh}ammad bin Isma>‘i>l bin Ibra>hi>m bin al-
Mugi>rah al-Buk\a>riy, Abu> ‘Abdillah,  Al-Ta>ri>k\ al-Kabi>r., Juz II (Al-Dukn ; Da>’irah al-Ma‘a>rif al-
‘Us\ma>niyyah, t.th), h. 5. Lihat juga, S}a>lih} bin al-Ima>m Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal, Si>rah 
al-Ima>m Ah}mad bin Hanbal, Juz I (Cet. II, Al-Askandariyyah ; Da>r al-Da‘wah, 1404 H.), h. 30.

36Isma>‘il bin Muh}ammad bin al-Fad}l bin ‘Aliy al-Qurasyiy, Siyar al-Salf al-S}a>lihi>n, Juz I 
(Da>r al-Ra>yah li al-Nasyr wa al-Tawzi>‘, al-Riya>d}, t.th), h. 1053.

37Abu> Bakr Ah}mad bin ‘Aliy bin S|a>bit bin Ah}mad bin Mahdiy al-K|at}i>b al-Bagda>diy, 
Ta>ri>k\ Bagda>d, Juz IV (Cet. I, Bairut ; Da>r al-Garab al-Isla<miy, 1422 H./ 2002 M.), h. 90.

38Abu> al-‘Abba>s Syams al-Di>n Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Abi> Bakr ibn Khilka>n, 
Wafaya>h al-A’ya>n wa Anba>’ Abna>’ al-Zama>n, , Juz I (Cet. I; Beiru>t: Da>r Sa>dr, 1900), h. 63.

39 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz VI, 
h.38.
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Penilaian Ulama terhadap dirinya, Abu> ‘A<s}im berkata ; Ma Ja>’ana> min 

S|ammah Ah}ad Gayrihi Yahsin al-Fiqh, Yah}ya bin A<dam berkata ; Ah}mad 

Ima>mana>, Imam al-Syafi‘I berkata ; Ma> K|alaftu biha> Afqah wa la> Azhad wa la> 

Awra‘ wa la> A‘lam min Ah}mad bin H}anbal, ‘Abdullah al-K|ariybiy berkata ; 

Ka>na Afd}al Zama>nih, Al-‘Abba>s al-‘Anbari> berkata ; H{ujjah, Qutaibah berkata: 

Ah{mad ima>m al-dunya>, Al-‘Ijli> mengatakan: Ah}mad S|iqah S|abit fi> al-H{adi>s \, Abu> 

Zur‘ah mengatakan bahwa Ah{mad menghafal 1 juta hadis, Bin Sa‘ad 

mengatakan Ah{mad S|iqah S|abit S}adu>q Kas\i>r al-H}adi>s \.40

2. ‘Abdul Al-Razza>q

Adapun nama lengkap beliau adalah Abdul Razza>q bin Hamma>m bin 

Na>fi’ al-Humairi>.41 lahir pada tahun 126 H,42 dan wafat pada tahun 211 H.43 yang 

dimana kunniyah beliau adalah Abu Bakar, dan beliau termasuk dari kalangan 

Ta>bi’ Tabiin kalangan biasa, juga beliau digelar sebagai al-Hafiz al-Kabi>r 

dizamanya dan juga beliau digelar sebagai A>lim al-Yaman dan nama bapak 

beliau adalah Abu Bakr al-Himri>.44

                                                
40Abu> al-Fad}al Ah{mad ibn ‘Ali> ibn H{ajar al-‘Asqala>niy, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz I (Cet. I, 

Al-Hindu; Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, 1326 H), h. 74. Selanjutnya disebut al-
‘Asqala>niy, Tahz\i>b. Abu> al-Wali>d Sulaima>n ibn Khalaf ibn Sa‘ad al-Ba>jiy, al-Ta‘di>l wa al-Tajri>h }, 
Juz I (Cet. I; al-Riya>d}: Da>r al-Liwa>’, 1406 H./1986 M.), h. 320. Selanjutnya disebut al-Ba>jiy.  
Abu> H}a>tim Muh}ammad ibn H{ibba>n ibn Ah}mad al-Tami>mi>, al-S|iqa>t, Juz VIII (Cet. I; Beirut: Da>r 
al-Fikr, 1395 H./1975 M.), h. 18. Selanjutnya disebut Ibn H{ibba>n, al-S|iqa>t. ‘Abd al-Rah}ma>n ibn 
Abi> H{a>tim al-Ra>ziy al-Tami>miy, al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l, Juz II (Cet. I; Beirut: Da>r Ih{ya>’ al-Tura>s\ al-
‘Arabi>, 1271 H./1952 M.), h. 68.

41Yu>suf bin ‘Abd al-Rahma>n, Tahz|i>b al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz. XVIII (Cet. IV; 
Bairut: Muassasah al-Risalah, 1400 H./ 1980 M.), h. 52

42Abu al-Maa>t}i al-Nawawi>, Mausu>ah aqwa>l al-Ima>m Ahmad bin Hanbal fii Rija>lal-
Hadis, Juz. IV (Ba>irut: A>lim al-Kitub, t. th), h. 355.

43 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy’as| bin Isha>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-
Azdi> al-Sijista>ni>, Sua>la>tAbi> ‘Ubaid A>jiri> Aba> Da>wud al-Sijista>ni> fi al-Jarh wa al-Ta’dil 
(Madinah: ‘Ima>dah al-Bahs| al-Alami> bi> al-Ja>mi’ah al-Islamiyyah, 1403 H./ 1983 M.), h. 96.

44Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Us}man bin Qaymaz al-Zahabi>, 
Si>rah al-‘Ala>m an-Nubala’, Juz. 25 (Ba>irut: Muassisah al-Risa>lah, 1405 H.), h. 564.
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Beliau pernah belajar di Hijaz, Syam, Irak, sekaligus beliau melakukan 

perdagangan, Adapun nama Guru beliau adalah Ma’mar bin Ra>syid,45 Hisyam bin 

Hassan, Ubaydillah bin Umar, Abdullah, Ibnu Jurar, Hajjaj bin Arta>t, Abdul 

Ma>lik bin Sulaiman, Musannah bin Sabbah, Umar bin Zarrin, Muhammad bin 

Rasyid, Zakariyyah bin Ishaq, Ikrimah bin Ammar, Abdillah bin Sai>d  bin Abi 

Hind, S}tauri bin Yazi>d, Ayman bin Na>bil, al-Awza>I’, Sa>id bin Abdil al-Azi>z, 

Sufyan al-Zawri>, Isra>il bin Yunus, Ma>lik bin Anas, dan Hammam.

Sedangkan nama murid beliau adalah Sufyan bin Uyaynah, Mu’tamir bin 

Sulaiman, Abu Us}samah, Ta>imah bin Aqrani’, Ahmad bin Hanbal, Ibnu 

Rahawayh, Yahya bin Main, Ali> bin Madi>ni>, Ishak bin Kausaj, Muhhad bin 

Yahya, Muhammad bin Ra>fi’, Abduh bin Humaydi>, Yahya bin Ja’far, Yahya bin 

Mu>sa, Hasan bin Abi>, Ahmad bin Yusuf, Ahmad bin Azhari>.

Adapun penilaian ulama terhadap beliau :

a. Abu Da>ud menilainya bahwa beliau adalah orang yang Tsiqah.

b. al-Ajli menilainya bahwa beliau merupakan seorang yang Tsiqah.

c. Ya’qub bin Syaibah berpendapat bahwa beliau adalah orang yang 

Tsiqah.

d. Masih banyak ulama yang menilainya sebagai orang yang Tsiqah 

sekaligus Hafiz.46

Dengan demikian, riwayat Ah{mad bin H{anbal dari ‘Abdul Al-Razza>q  

dengan s}i>ghat h{addas\ana>  dapat dibuktikan dengan alasan sebagai berikut:

1. Ah}mad sebagai murid yang lahir pada tahun 164 H. dan memulai 

periwayatan hadis\ pada tahun 179 H. serta meninggal pada tahun 241 H., 

                                                
45 Abu> Muhammad Mahmu>d bin Ahmad bin Mu>sa> bin Ahmad bin Husain, ---------, juz. 

III (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1427 H./ 2006 M.), h. 252
46Si>lah al-Din Abu Sa>id al-Khali>li bin Kaykaldi> bin Abdullah al-Damaski> al-Ala>I, 

Silahuddin Abu Sai>d bin Kaykaldi> bin Abdilah al-Damaski> al-Ala>i>,  Mukhtalati>, Juz. I (Ba>irut: 
Maktabah al-Khanaji, H. 1417), h. 29. 
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memungkinkan adanya pertemuan dengan Abdul Razzaq yang wafat pada 

tahun 211 H, karena jarak masa antara tahun wafatnya Ah{mad selaku 

murid dan Abdul Razza>q selaku guru hanya 11 tahun. Dengan demikian, 

bila melihat tahun mulainya Ah{mad meriwayatkan hadis dengan tahun 

wafatnya ‘Abdul Razza>q yang dalam hal ini adalah guru dari Ah{mad, 

maka masih ada sekitar 10 tahun kurun masa yang memungkinkan Ah}mad  

mengambil riwayat dari ‘Abdul Razza>q.

2. Dalam daftar nama-nama guru Ah{mad telah tercantum nama Abdul 

Razzaq dan sebaliknya dalam daftar nama murid ‘Abdul Razza>q terdapat 

nama Ah{mad.

3. Ah{mad pernah mengelilingi banyak tempat untuk belajar dan 

meriwayatkan hadis, termasuk di Yaman sebagai tempat paling banyak 

dalam meriwayatkan hadis yang juga merupakan tempat berdomisili 

‘Abdul Razza>q bin Hamma>m.

3. Ma’mar

Adapun nama lengkap beliau adalah Ma’mar bin Rasyid al-Azdi> al-

Hada>ni,47 Lahir pada tahun 95 H.,48 dan wafat pada tahun 153 H.,49 Beliau 

termasuk salah seorang tabi’ tabi’in besar yang pernah menerimah hadis dari 

sahabat Rasulullah saw. yang dimana kunniyah beliau adalah Abu Urwah,50 bin 

                                                
47Abu> al-Fadli Ahmad bin ‘Ali> bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-‘Asqala>ni, 

Tahz|i>b al-Tahz|i>b, Juz. X (Hindi: Matba’ah Da>irah al-Ma’ri>f al-Naza>miyah, 1326 H.), h. 218
48Khair al-Di>n bin Mahmu>d bin Muhammad bin ‘Ali> bin Fa>ris, al-A’la>m li al-Zarkali>, Juz 

VII (Cet. XV; t.t.: Da>r li> al-Mala>yi>n, 2002), h. 272
49Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muhammad bin Ahmad bin ‘Usma>n bin Qaima>z  al-

Z|ahabi>, Man Tallam fih wa Huwa Maws|q, juz VII (Cet. I; al-Zarqa>’: Maktabah al-Mana>r, 1406
H./ 1986 M.), h. 378

50Yahya> bin Ma’i>n Abu> Zakariyya>h, Ta>rikh bin Mai’i>n, Juz III (Mekkah: Markas al-
Bahs|al-‘Alami> wa Ihya>’ al-Tura>s| al-Isla>mi>, 1399 H./ 1979 M.), h. 133
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Abi Amr al-Azadi> beliau dilahirkan di basrah , akan tetapi beliau tinggal di 

Yaman.51

Daftar nama guru-guru beliau diantaranya Zaid bin Aslam Yahya bin Abi@ 

Kas}irin, Abi Ishak al-Hamda>ni>, A’masy, Hisyam bin Urwah Amr bin Dinar dan 

Ts}abit al-Banani>, Ayyub ibn Ta>wus, Asim bin Abi al-Nujum,52 dan pernah suatu 

ketika beliau pergi ke Syam untuk mendengar hadis dari al-Zuhri.

Sedangkan daftar nama murid beliau diantaranya Ayyub Amrun bin

Dinar, Abu Ishak Yahya, Sufyan bin Uyaynah, Said bin Abi Urwah, ‘Abdul 

Razza>k, Sufyan bin Abi Urwah, beliau menuntut ilmu selama setahun setelah 

kematian Hasan. dan beliau wafat pada tahun 154 H.53

Terkait dengan penilaian ulama terhadap beliau, Yahya bin Main 

menilainya Tsiqah, Juga al-Ajali dan Ya’qub bin Syu’bah juga menilainya 

Tsiqah. akan tetapi al-Nasa>I berpendapat bahwa beliau adalah s\iqah ma’mun

yang dimana kami tidak mendapatkan apa yang dimaksud dengan ma’mun disini, 

berbeda dengan Abu Hatim yang dimana ia menilainya sebagai orang yang sa>h{ih{

al-Hadis (hadisnya Shahih).54

1. Razza>q sebagai murid yang lahir pada tahun 126 H. serta meninggal 

pada tahun 211 H., memungkinkan adanya pertemuan dengan Ma’mar 

yang wafat pada tahun 154 H, karena jarak masa antara tahun wafatnya 

Ah{mad selaku murid dan ‘Abdul Razza>q selaku guru hanya 57 tahun. 

                                                
51Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Ustman bin Qaymas  al-Zahabi>, 

Si>rah al-‘Ala>m al-Nubala’, Juz. XXV (25) (Ba>irut: Muassisah al-Risalah, 1405 H.), h. 5.
52Abu Qa>sim Syihabuddin Abdurrahman bin Isma>il bin Ibrahim al-Muqaddisi al-

Damaski> al-Ma’rufi bi Abi Syamati, Syarhul al-Hadis al-Muqtafi Fii Mubatsi al-Nabi al-
Mustafa’, Juz I (Ba>irut: Maktabah al-Amrayni al-Amaliyyah, 1420 H.), h. 211.

53Abu Maa>t}i  al-Nawawi>, Mausuah al-Aqwal Imam Ahman bin Hanbal fii Rijal al-Hadis 
Wa ilalihi, Juz. IV (Ba>irut: Ilmu Kutub, 1417 H), h. 1102

54 Sila>h al-Din Abu Sai>d Khalil bin Kaykaldi bin Abdillah al-Damaski al-Ala>i>, Ja<mi’ al-
Tahsil fii ahka>m al-Mara>sil, Juz. I (Ba>irut: A>lim al-Kutub, 1407 H), h. 283. 
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Dengan demikian, bila melihat tahun mulainya Ah{mad meriwayatkan 

hadis dengan tahun wafatnya ‘Abdul Razza>q yang dalam hal ini adalah 

guru dari Ah{mad, maka masih ada sekitar 10 tahun kurun masa yang 

memungkinkan Razza>q  mengambil riwayat dari Ma’mar. 

2. Dalam daftar nama-nama guru Razza>q telah tercantum nama Ma’mar

dan sebaliknya dalam daftar nama murid Ma’mar terdapat nama Razza>q.

3.Kota Yaman merupakan tempat domisili Razza>q dan Ma’mar, sehingga 

kemungkinan pertemuan mereka berdua sangat besar.

4. Al-Zuhri

Nama lengkapnya adalah Muh{ammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin 

‘Abdullah bin Syiha>b bi ‘Abdulla>h bin al-Haris| bin Zuhrah bin Kala>b al-

Madaniy.55 Kunniyahnya adalah Abu> Bakr.56 Kadang-kadang disebut al-Zuhriy 

kadang pula disebut Ibn Syiha>b, ia berdomisili di Sya>m dan berada di bukit 

antara Makkah dan Madinah.57 Wafat pada bulan Ramadhan tepatnya tahun 124

H58.

Beliau adalah salah satu imam besar sekaligus ilmuwan kota H{ija>z dan 

merupakan al-Ams{a>r Tabi’iy.59 Selain ahli hadis beliau juga adalah seorang 

H{a>fiz{, Faqi>h dan Mu’arrikh.60

                                                
55Al-Muzraba>niy, Mu’jam al-Syu’ara>’, Juz I (t.d.), h. 107.
56Abi> al-H{uya>n Muslim bin al-H{ajja>j al-Naisabu>riy, al-T{abaqa>t (al-‘Arabiyyah Sa’u>diy: 

Da>r al-Hijrah, 1991), h. 261.
57Abi> Zakariyya> Mah{yiy al-Di>n bin Sya>rif al-Nawawiy, Tahz{i>b al-Asma>’, Juz I (t.d.), h. 113.
58Abi> H{a>tim  bin Muh{ammad bin H{ibba>n bin Ah{mad bin al-Tami>miy, Masya>hir al-

‘Ulama>’ al-Ams{a>r, Juz I (Mans{u>rah: Da>r al-Wafa>’ li al-T{aba>’ah wa al-Tauzi>’, 1991), h. 392. Lihat 
juga, H{ammad bin Ah{mad Abu> ‘Abdulla>h al-Z{ahabi> al-Damasyqiy, al-Ka>syif fi> Ma’rifah man 
Lah al-Riwa>yah fi> al-Kutub al-Sittah, Juz II (Jeddah: Da>r al-Qiblah al-Isla>miyah, 1992), h. 217. 
Lihat juga , Jala>l al-Di>n al-Suyu>t{iy, Al-‘Arf al-Wardiy Fi> Akhba>r al-Mahdiy, Juz I (t.d.), h. 110.

59Syams al-Di>n Abu> al-Khair Muh{ammad bin Muh{ammad al-Juzriy al-Sya>fi’iy, Ga>yah 
al-Niha>yah fi> T{aba>qa>t al-Qura>’, Juz I (t.d.), h. 392.

60‘Amr Rid{a> Kih{a>lah al-Na>syir, Mu’jam Mu’allifi>n, Juz XII (Ba>irut: al-Maktanah al-
Mus|nnah, t.th.), h. 21.
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Guru-gurunya antara lain: ‘Abba>d bin Tami>m, Sulaima>n al-A’ar, Sa’i>d 

bin Musayyab, H{umaid bin ‘Abd al-Rah{ma>n, T{alh{ah bin ‘Abdulla>h bin ‘Auf, 

‘Abdulla>h bin Abi> Bakr in H{azm, Abdulla>h bin Ka’ab bin Ma>lik, ‘Abdulla>h bin 

Muh{ayyiyi>r, dll. Sedangkan murid-muridnya antara lain: Isma>’i>l bin ‘Ayya>sy, 

Abu> Taubah al-Rabi>’ bin Na>fi’ al-H{ilbiy, Sufya>n bin ‘Uyainah, ‘Abdulla>h bin 

Yu>suf al-Tini>siy, Ma’mar bin Ra>syi>d, dll.61

Beliau dinilai s\iqah62 begitu pula dengan perkataan Abdulla>h bin 

Muh{ammad bin H{anbal dari bapaknya, ‘Usma>n bin Sa’i>d al-Da>rimiy dari yah{ya> 

bin Ma’i>n dan dari Duh{ain, Abu> Zar’ah, al-Dimasyqiy, Abu> Da>ud, dan Ya’qu>b 

bin Sufya>n mereka menilainya pula s\iqah, sedangkan al-Nasa>iy mengemukakan 

laisa bih ba’s . Abu> Ha>tim mengemukakan beliu mah{illah al-S{udu>q, Ia juga tidak 

tadli>s.63 Berdasarkan beberapa komentar ulama di atas maka kualitas dan 

kapasitas beliau tidak lagi diragukan.

Ketersambungan periwayatan antara Ma’mar dengan al-Zuhriy, dapat 

dibuktikan dengan pernyataan berikut:

1. Ma’mar selaku murid yang lahir pada tahun 95 H dan wafat pada 

tahun 153 H sedangkan al-Zuhriy lahir pada tahun 50 H dan wafat 

pada tahun 124 H, keduanya berselisih wafat 29 tahun.

2. Dalam daftar nama-nama guru Ma’mar dengan jelas tercantum nama 

al-Zuhriy, dan dalam daftar nama-nama murid al-Zuhri tercantum 

pula nama Ma’mar.

                                                
61 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz

XXVI, h.419.
62Al-‘Ijliy, Ma’ri>fah al-S|iqah, Juz II (Madi>nah al-Munawwarah: Maktabah al-Da>r, 1985), h. 253.
63Abu> al-Fad{l Ah{mad bin ‘Ali> bin Muh{ammad bin Hijr al-Kina>niy al-‘Asqala>niy, 

T{aba>qat al-Mudallisi>n, Juz I (Al-Arda>n: Maktabah al-Mana>r, t.th.) h. 45. 
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3. Adanya keterangan bahwa ma’mar pernah mengambil hadis dari al-

Zuhri.

5. Humaid bin ‘Abdurrahma>n

Nama lengkapnya adalah H{umaid bin ‘Abd al-Rah{ma>n bin ‘Auf al-

Zuhri64, wafat pada tahun 95 H65, ada juga yang mengatakan beliau wafat pada 

tahun 105 H, namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama.66

Adapun guru-gurunya adalah Us\man bin ‘Affa>n, Sa’i>d bin Zaid, Abi> 

Hurairah, Ibnu Abbas67 dan ayah ibunya sendiri.68 Sejumlah ulama berkomentar 

terhadap dirinya, seperti al-‘Ajli, Abu> Zar’ah dan Ibnu Khara>sy berkata bahwa 

H{umaid adalah seorang s\iqah.

Ketersambungan periwayatan antara al-Zuhriy dan H{umaid, dapat 

dibuktikan dengan pernyataan berikut:

1. al-Zuhri selaku murid lahir pada tahun 50 H sedangkan H{umaid wafat 

pada tahun 95 H.

2. Hijaz yang merupakan tempat berdomisili al-Zuhri sangat 

memungkinkan adanya pertemuan dengan H{umaid, dan Dalam daftar 

nama-nama guru al-Zuhri dengan jelas tercantum nama H{umaid, dan 

dalam daftar nama-nama murid H{umaid tercantum pula nama al-Zuhri.

                                                
64‘Abd al-Rah}ma>n ibn Abi> H{a>tim al-Ra>ziy al-Tami>miy, al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l, Juz III (Cet. 

I; Beirut: Da>r Ih{ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1271 H./1952 M.), h. 225.
65 Syamsuddin Abu> ‘Abdillah Muh{ammad bin Ah{mad bin ‘Us\ma>n, Tarikh al-Isla>m wa 

Wafaya>t al-Masyahi>r wa al-A’la>m, Juz II, (Cet. I; Da>r al-Ga>rb al-Isla>mi>, 2003), h.1085.
66 Abu> al-Fadli Ahmad bin ‘Ali> bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-‘Asqala>ni, 

Tahz|i>b al-Tahz|i>b, Juz. I (Hindi: Matba’ah Da>irah al-Ma’ri>f al-Naza>miyah, 1326 H.), h. 497.
67 Syamsuddin Abu> ‘Abdillah Muh{ammad bin Ah{mad bin ‘Us\ma>n, Tarikh al-Isla>m, 

h.1085.
68 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz VII, 

h.378.
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6. Ummi Kalsum Binti ‘Uqbah

Ummul Kals}um, dengan nama lengkap Ummul Kals}um binti ‘Uqbah Ibn 

Abi> Mu’i>th Ibn Abi> ‘Amaru> Ibn Umayyah Ibn Syamsh al-Qarsyiyah al-

Amwi>yah.69 Beliau termasuk salah seorang wanita dari kalangan muhajirin, dan 

merupakan saudara ‘Us\ma>n bin ‘Affa> dari jalur ibu.70

Adapun suaminya yang pertama adalah Zaid bin H{a>ris\ah, namun Zaid 

meningga. Kemudian menikah lagi dengan Zubair bin ‘Awa>m, tapi beliau 

ditalak, kemudian menikah lagi dengan ‘Abd al-Rah{man bin ‘Auf, di sinilah 

kemudian lahir anaknya yang bernama H{umaid bin ‘Abd al-Rah{man- yang 

merupakan rawi yang beliau teliti sebelum Ummu Kals\u>m – tidak lama setelah 

itu ‘Abd al-Rah{ma>n bin ‘Auf juga meninggal, kemudian Ummu Kals\u>m menikah 

lagi dengan ‘Amru bin ‘A<s},  sekaligus menjadi suami terakhirnya sampai wafat.71

Diantara murid-muridnya adalah anak-anaknya sendiri yaitu H{umaid, 

Ibra>him, dan sahabat yang lain adalah Busrah binti S{afwa>n. Peneliti menduga 

kuat adanya ketersambungan periwayatan antara H{umaid dan Ibunya sendiri 

Ummu Kals\u>m, mengingat hubungan keduanya adalah anak dan ibu. 

C. Kritik Matan (Naqd Matan)

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap sanad hadis yang menjadi 

objek kajian, dan sampai pada kesimpulan bahwa sanad tersebut s}ah}i>h}. Dengan 

demikian Sehingga memenuhi syarat untuk melakukan kritik terhadap matan 

hadis.

                                                
69Abu al-Hasan ‘Ali> Ibn Abi al-Karim Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdul al-Kari>m 

Ibn ‘Abdul al-Wa>hid al-Syaiba>ni> al-jazri>, Asda al-Gha>bah fi> Ma’rifat al-Shaha>bah,  Juz. VIII (Da>r 
al-Kitab al-‘Alimi>th, 1415 H./ 1994 M.), h. 376. 

70 Syamsuddin Abu> ‘Abdillah Muh{ammad bin Ah{mad bin ‘Us\ma>n, Tarikh al-Isla>m, 
h.449.

71 Abu> al-Fadli Ahmad bin ‘Ali> bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-‘Asqala>ni, 
Tahz|i>b al-Tahz|i>b, Juz. IV (Hindi: Matba’ah Da>irah al-Ma’ri>f al-Naza>miyah, 1326 H.), h. 701.
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Metode kritik matan meliputi dua hal, yaitu terhindar dari sya>z\72 dan 

‘illah73. M. Syuhudi Ismail menjadikan terhindar dari kedua hal tersebut sebagai 

kaidah mayor matan. Tolak ukur untuk mengetahui sya>z\ matan hadis antara 

lain:74

1. Sanad hadis bersangkutan menyendiri.

2. Matan hadis bersangkutan bertentangan dengan matan hadis yang 

sanadnya lebih kuat.

3. Matan hadis bersangkutan bertentangan dengan al-Qur’an.

4. Matan hadis bersangkutan bertentangan dengan akal.

5. Matan hadis bersangkutan bertentangan dengan fakta sejarah.

Sedangkan tolok ukur mengetahui ‘illah matan hadis antara lain adalah 

sebagai berikut: 75

1. Sisipan/ idra>j yang dilakukan oleh perawi s\iqah pada matan.

2. Penggabungan matan hadis, baik sebagian atau seluruhnya pada matan 

hadis yang lain oleh perawi s\iqah.

                                                
72Ulama berbeda pendapat tentang pengertian sya>z\. secara garis besar adalah tiga 

pendapat yang yang menonjol. Al-Sya>fi‘i> berpandangan bahwa sya>z\ adalah suatu hadis yang 
diriwayatkan seorang s\iqah tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan orang yang lebih 
s\iqah atau banyak periwayat s\iqah. Al-H{a>kim mengatakan bahwa sya>z\ adalah hadis yang 
diriwayatkan orang s\iqah dan tidak ada periwayat s\iqah lain yang meriwayatkannya, sedangkan 
Abu> Ya‘la> al-Khali>li> berpendapat bahwa sya>z\ adalah hadis yang sanadnya hanya satu macam, 
baik periwayatnya bersifat s\iqah maupun tidak. Lihat, Abu> ‘Abdillah Muh{ammad ibn ‘Abdillah 
ibn Muh{ammad al-H{a>kim al-Naisabu>ri>, Ma‘rifah ‘Ulu>m al-H{adi>s\ (Mesir: Maktabah al-
Mutanabbi>, t.th.), h. 119. Namun dalam kripsi ini, peneliti menggunakan definisi al-Sya>fi‘i>.   

73‘illah adalah sebab-sebab yang samar/ tersembunyi yang dapat menyebabkan kecacatan 
sebuah hadis yang kelihatannya selamat dari berbagai kekurangan. Lihat: Muhammad ‘Ajja>j al-
Khat}i>b, Us}u>l al-H}adi>s\ (Beirut: Da>r al-Fikr, 1409 H./1989 M.), h. 291.

74Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Cet. I: Jakarta: Renaisan, 
2005 M.), h. 117. Bandingkan dengan, Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode 
Kritik Hadis (cet. I; Jakarta: Hikmah, 2009), h. 58.

75Abu> Sufya>n Mus}t}afa> Ba>ju>, al-‘Illat wa Ajna>suha> ‘ind al-Muh}addis\i>n (Cet. I; T{ant}a>: 
Maktabah al-D{iya>’, 1426 H./2005 M.), h. 288-397. 
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3. Ziya>dah yaitu penambahan satu lafal atau kalimat yang bukan bagian dari 

hadis yang dilakukan oleh perawi s\iqah.

4. Pembalikan lafal-lafal pada matan hadis/ inqila>b.

5. Perubahan huruf atau syakal pada matan hadis (al-tah}ri>f atau al-tas}h{i>f),

6. Kesalahan lafal dalam periwayatan hadis secara makna.

Menurut Syuhudi, untuk mengetahui terhindar tidaknya matan hadis dari 

sya>z\ dan ‘illah dibutuhkan langkah-langkah metodologis kegiatan penelitian 

matan yang dapat dikelompokkan dalam tiga bagian penelitian matan dengan 

melihat kualitas sanadnya, penelitian susunan lafal berbagai matan yang semakna 

dan penelitian kandungan matan.76

Arifuddin Ahmad menambahkan bahwa penelitian matan hadis 

dibutuhkan dalam tiga hal tersebut karena beberapa faktor, antara lain keadaan 

matan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad, terjadi periwayatan 

makna dalam hadis, dan penelitian kandungan hadis acapkali memerlukan 

pendekatan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip dasar Islam.77

a) Kualitas Sanad

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

menemukan bahwa sanad hadis tersebut sahih dari ketersambungan sanad (ittis}a>l 

al-sanad), keadilan para perawi (‘ada>lah al-ruwa>t) dan sempurnanya hafalan rawi 

(ta>m al-d}abt}). yang memungkinkan peneliti dapat melanjutkan atau melangkah 

ke kritik matan.

b) Penelitian susunan lafal dari berbagai matan.

Setelah mengetahui kualitas sanad hadis yang dikritik, maka langkah 

selanjutnya yang dilakukan peneliti ialah dengan meneliti susunan lafal dari 

                                                
76M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Rasulullah, h. 113. 
77Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, h. 109. 
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berbagai matan hadis. Dalam meneliti lafal matan Hadis disini penulis berpacu 

pada kaidah Mayor kesahihan hadis yaitu terhindar dari ‘illah78 yang mana 

kaidah minornya adalah terhindar dari ziya>dah (tambahan), inqila>b (pembalikan 

lafal), mudraj (sisipan), naqi>s (pengurangan) dan al-tahri>f/al-tas}h}i>f (perubahan 

huruf/ syakalnya).

Adapun untuk mempermudah dalam mengetahui ‘illah yang telah 

disebutkan pembagiannya di atas, maka peneliti melakukan pemotongan lafal 

disetiap matan hadis, dan pemotongan lafal hadisnya adalah sebagai berikut;

1. Dalam Shahih Bukha>ri terdapat ١ riwayat terletak di kitab Muwaqqai al-

Rasmi> bab Laysal al-Karrabu allazi yasluhu bayna al-Na>si, juz 3, halaman 

183, nomor hadis 2692, adalah sebagai berikut:

ابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ، ليَْسَ الكَذَّ

راً راً، أوَْ يَـقُولُ خَيـْ »فَـيـَنْمِي خَيـْ

2. Dalam Shah}ih} Muslim terdapat 1 riwayat; terletak di kitab al-Musa>qa>h 

wa al-Mu>ja>ra’ah, nomor hadis 2605 adalah sebagai berikut:

ابُ الَّذِي يُ  صْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ،ليَْسَ الْكَذَّ

راً راً وَيَـنْمِي خَيـْ »وَيَـقُولُ خَيـْ

قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ: ولمََْ أَسمَْعْ يُـرَخَّصُ 

فيِ شَيْءٍممَِّا يَـقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ 

صْلاَحُ بَـينَْ النَّاسِ، إِلاَّ فيِ ثَلاَثٍ: الحَْرْبُ، وَالإِْ

  مَرْأةَِ زَوْجَهَاوَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرأَتَهَُ وَحَدِيثُ الْ 

3. Dalam sunan al-Nasa>I terdapat 2 riwayat sebagai berikut 

ابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ « ليَْسَ الْكَذَّ

                                                
78Illah ialah suatu penyakit yang samar-samar, yang dapat menodai keshahihan suatu 

hadis. Lihat Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadis (Cet. X; Bandung: PT. Al-Ma’arif, 
1979), h. 122. 
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راً راً أوَْ يَـقُولُ خَيـْ »فَـيـَنْمِي خَيـْ

قاَلَتْ: ولمََْ أَسمَْعْهُ يُـرَخَّصُ 

نَّاسُ فيِ شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ ممَِّا يَـقُولُ ال

صْلاَحِ بَـينَْ النَّاسِ، إِلاَّ فيِ ثَلاَثٍ، فيِ الحَْرْبِ، وَالإِْ

امْرأَتَهَُ، وَحَدِيثِ الْمَرْأةَِ زَوْجَهَا،وَحَدِيثِ الرَّجُلِ 

تيِ باَيَـعْنَ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وكََانَتْ أمُُّ كُلْثوُمٍ مِنَ الْمُهَاجِراَتِ اللاَّ

ابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ  " ليَْسَ الْكَذَّ

راً " راً أَوْ يُـنَمِّيَ خَيـْ فَـيـَقُولَ: خَيـْ

ولمََْ يُـرَخِّصْ فيِ شَيْءٍ ممَِّا يَـقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ كَذِبٌ 

صْلاَحِ بَـينَْ النَّاسِ،«إِلاَّ فيِ ثَلاَثٍ:  فيِ الحَْرْبِ، وَالإِْ

»امْرأَتَهَُ، وَحَدِيثِ الْمَرْأةَِ زَوْجَهَاوَحَدِيثِ الرَّجُلِ 

4.Dalam Musnad Ahmad bin Hambal terdapat 5 riwayat, adalah sebagai

berikut:

ابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ « ليَْسَ الْكَذَّ

راً راً أوَْ يَـقُولُ خَيـْ »فَـيـَنْمِي خَيـْ

ابُ مَنْ أَصْلَحَ بَـينَْ   النَّاسِ " ليَْسَ الْكَذَّ

راً "، راً أَوْ نمَىَ خَيـْ فَـقَالَ خَيـْ

راً " وَقاَلَ مَرَّةً: " وَنمَىَ خَيـْ

ابُ مَنْ أَصْلَحَ بَـينَْ النَّاسِ  " ليَْسَ الْكَذَّ

راً راً أَوْ نمَىَ خَيـْ فَـقَالَ خَيـْ

ابُ مَنْ أَصْلَحَ بَـينَْ النَّاسِ « ليَْسَ الْكَذَّ

راً أَوْ نمَىَ راًفَـقَالَ خَيـْ »خَيـْ
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راً«، وَقاَلَ مَرَّةً:  »وَنمَىَ خَيـْ

ابُ مَنْ أَصْلَحَ ليَْسَ الْ « بَـينَْ النَّاسِ كَذَّ

راً راً أَوْ نمَىَ خَيـْ »فَـقَالَ خَيـْ

5. Dalam kitab Mu’jam al-Kabir al-Tabra>ni> terdapat 3 riwayat sebagai 

berikut:

ابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ « النَّاسِ،ليَْسَ الْكَذَّ

راً، أوَْ يَـقُولهُُ    »فَـيـَنْمِي، خَيـْ

ابُ، بأَِنْ يَـقُولَ الرَّجُلُ فيِ إِصْلاَحِ،« ليَْسَ الْكَذَّ

»مَا بَـينَْ النَّاسِ 

ابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ،« ليَْسَ الْكَذَّ

راً راً أَوْ يَـنْمِي خَيـْ »فَـيـَقُولُ خَيـْ

6. Dalam kitab Sunan Abi Da>ud> terdapat 1 riwayat sebagai berikut:

وَقاَلَ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ وَمُسَدَّدٌ: » لمَْ يَكْذِبْ مَنْ نمَىَ بَـينَْ اثْـنـَينِْ ليُِصْلِحَ «

بَـينَْ النَّاسِ ليَْسَ باِلْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ «

راً راً أَوْ نمَىَ خَيـْ »فَـقَالَ خَيـْ

7. Dalam kitab Sunan al-Termizi atau al-Jami’ al-Kabi>r terdapat 1

periwayat, diantaranya sebagai berikut:

بَـينَْ النَّاسِ أَصْلَحَ : ليَْسَ باِلكَاذِبِ مَنْ 

راً. راً أَوْ نمَىَ خَيـْ فَـقَالَ خَيـْ

.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

Setelah melakukan pemisahan terhadap matan hadis diatas, peneliti

menemukan adanya perbedaan beberapa redaksi matannya diantaranya baik dari 

penambahan lafal bagian awal periwayatannya, penambahan penjelasan para 
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perawi dalam matan hadis, dan redaksi kata yang berbeda lainnya siantara 

sebagai berikut:

1. Menggunakan lafal ( ِمَنْ أَصْلَحَ بَـينَْ النَّاس (ليَْسَ باِلكَاذِبِ ,الَّذِي يُصْلِحُ /

sebanyak 13 riwayat, diataranya ialah: terdapat dalam riwayat kitab 

shahih imam Bukhari,  imam Muslim dalam kitab shahihnya, Al-

Nasai’ dalam kitab sunannya terdapat dalam riwayat ke-1 dan ke- 2, 

imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya terdapat dalam 

riwayat ke- 1, ke- 2, ke- 3, ke- 4, dan ke- 5, Imam Al-Tabrani dalam 

kitab Mu’jamnya terdapat dalam riwayat ke- 1 dan ke- 3, imam Abi 

Daud dalam kitab sunannya, dan Imam Al-Tarmizi dalam kitab 

sunannya atau jami’nya.

2. Menggunakan lafal ( َلمَْ يَكْذِبْ مَنْ نمَىَ بَـينَْ اثْـنـَينِْ ليُِصْلِح) sebanyak satu kali 

dalam awal matan Abi Daud dalam kitab sunannya

3. Menggunakan lafal (ًرا خَيـْ فَـيـَنْمِي نمَىَ/يَـنْمِي/ راً أَوْ  خَيـْ فَـيـَقُولُ  يَـقُولُ / (فَـقَالَ /

terdapat sebanyak 13 diantanya ialah dalam riwayat kitab shahih 

imam Bukhari,  imam Muslim dalam kitab shahihnya, Al-Nasai’ 

dalam kitab sunannya terdapat dalam riwayat ke-1 dan ke- 2, imam 

Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya terdapat dalam riwayat 

ke- 1, ke- 2, ke- 3, ke- 4, dan ke- 5, Imam Al-Tabrani dalam kitab 

Mu’jamnya terdapat dalam riwayat ke- 1 dan ke- 3, imam Abi Daud 

dalam kitab sunannya, dan Imam Al-Tarmizi dalam kitab sunannya 

atau jami’nya. Maskipun dalam redaksinya terdapat  perputar balikan 

kalimat dalam lafal matan ini

4. Menggunakan lafal ( ِبأَِنْ يَـقُولَ الرَّجُلُ فيِ إِصْلاَح) pada riwayat ke- 2 Imam 

Al-Tabrani dalam kitab mu’jamnya
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5. Menggunakan lafal ( ُقاَلَ ابْنُ شِهَابٍ: ولمََْ أَسمَْعْ يُـرَخَّص  pada riwayat (قاَلَتْ  /

Imam Muslim dan riwayat ke- 2 Imam Al-Nasa’i

6.   Menggunakan lafal (وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرأَتَهَُ، وَحَدِيثِ الْمَرْأةَِ زَوْجَهَا) pada 

riwayat Imam Muslim, dan riwayat ke-1 dan ke-2 Imam Al-Nasa’i

7. Menggunakan lafal ( ِصْلاَحِ بَـينَْ النَّاس  pada (إِلاَّ فيِ ثَلاَثٍ، فيِ الحَْرْبِ، وَالإِْ

riwayat Imam Muslim dan Riwayat ke-1 dan ke-2 Al-Nasa’i

Dari perbedaan redaksi kalimat matan di atas, maka untuk mepermudah  

melakukan perbandingkan antara lafal-lafal yang terkandung dalam setiap matan. 

Setelah melakukan perbandingan antara matan yang satu dengan matan yang lain  

dari 13 riwayat di atas maka ditemukan beberapa perbedaan. yang dimana hampir 

semua riwayat diatas memiliki perbedaan dan persamaan, kalau ditinjau secara 

mendalam maka dapat disimpulkan bahwa perbedaanya hanya sedikit sekali, 

seperti yang terdapat pada riwayat dari al-Nasai yang ke-3 dan 4

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَـيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ حمُيَْدِ بْنِ أَخْبـَرَناَ كَثِيرُ بْنُ عُبـَيْدٍ الحِْمْصِيُّ قاَلَ: حَدَّ

عَتْ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: " عَبْدِ الرَّحمَْنِ، أَنَّ أمَُّ كُلْثوُمٍ ابْـنَةَ عُقْبَةَ، أَخْبـَرَتْهُ  أنََّـهَا سمَِ

راً " ولمََْ يُـرَخِّصْ فيِ شَيْءٍ ممَِّ  يَ خَيـْ راً أَوْ يُـنَمِّ ابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ فَـيـَقُولَ: خَيـْ ا يَـقُولُ ليَْسَ الْكَذَّ

صْلاَحِ بَـينَْ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرأَتَهَُ، وَحَدِيثِ : «النَّاسُ إِنَّهُ كَذِبٌ إِلاَّ فيِ ثَلاَثٍ  فيِ الحَْرْبِ، وَالإِْ

٧٩»الْمَرْأةَِ زَوْجَهَا

Hadis diatas mengajarkan bahwa Islam mengandung makna 

“perdamaian” dan mensosialisasikan kedamaian. Islam memimpin ke jalan 

damai, menuntun berhati sabar, semuanya di atas dasar kebenaran dan keadilan. 

Islam adalah sebuah hukum tanpa kompromi damai dan agama rahmat. Hanya 

dia yang tahu tentang ajaran-ajarannya, memusuhi sistem, atau cukup sombong 

                                                
79Abu Abdurrahman ahmad bin Syua>ib bin A>li>al-Kharasa>ni> al-Nasa>I, Sunan al-Qubra’, 

Juz. X; Baerut: Muassisah al-Risa>lah, 1421 H.), h. 236. 
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untuk tidak menerima bukti yang jelas, akan membantah fakta ini. Kata Islam itu 

sendiri berasal dari kata damai (yaitu salam).

Dan Muslim adalah gambaran terbaik dari mereka yang percaya pada 

agama ini. Perang adalah kebutuhan sosial kehidupan Sipil dalam Islam ditujukan 

untuk perdamaian. Namun demikian, penawaran Islam dengan realitas dan 

selama ada orang-orang yang mengikuti keinginan mereka sendiri dan 

kepentingan pribadi, akan selalu ada konflik dan perang. Tetapi jika perang 

adalah demi menghentikan agresor, membantu mencapai kebenaran dan keadilan, 

maka itu adalah suatu kebajikan karena mendorong kebaikan dan kesejahteraan 

bagi rakyat. Intinya perdamaian merupakan suatu hal bertujuan untuk meredam 

pertikaian supaya tercipta suasana yang aman, tentram, dan harmonis.

Selanjutnya untuk membuktikan apakah matan hadis tersebut tehindar 

dari illat atau tidak, maka dibutuhkan langkah-langkah yang dalam hal ini 

dikenal dengan kaidah  minor terhindar dari ‘illat  yaitu sebagai berikut :

1. Tidak terjadi inqila>b. Inqila>b ialah terjadinya pemutar balikan lafal matan 

seperti mengakhirkan lafal yang seharusnya diawal. Pada hadis yang 

penulis teliti terjadi inqila>. Pada hadis nomor 2, yakni pada kata  ًرا وَيَـقُولُ خَيـْ

راً وَيَـنْمِي خَيـْ

2. Tidak ada idra>j. Idra>j ialah adanya sisipan dalam matan hadis yang 

biasanya terdapat dipertengahan matan hadis, baik itu perkataan perawi 

atau hadis lain, yang bersambung dengan matan hadis tanpa ada 

keterangan sehingga tidak dapat dipisahkan. 

3. Tidak ada ziya>dah. Ziyadah adalah tambahan dari perkataan perawi s\iqah 

yang biasanya terletak di akhir matan. Tambahan itu berpengaruh 
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terhadap kualitas matan jika dapat merusak makna matan.80 Pada hadis 

diatas penulis menemukan ziya>dah pada no hadis 3 sebagai berikut:

صْلاَحِ قاَلَتْ: ولمََْ أَسمَْعْهُ يُـرَخَّصُ فيِ شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ ممَِّا يَـقُولُ النَّاسُ إِلاَّ فيِ ثَلاَثٍ، فيِ الحَْرْبِ، وَا لإِْ

تيِ بَـينَْ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرأَتَهَُ، وَحَدِيثِ الْمَرْأةَِ زَوْجَهَا، وكََانَتْ أمُُّ كُلْثوُمٍ مِنَ الْمُ  هَاجِرَاتِ اللاَّ

باَيَـعْنَ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

4. Musahhaf/Muharraf  perubahan huruf atau syakal pada matan hadis. Pada 

hadis ini  tidak terdapat perubahan .

5. Naqis (mengurangi dari lafal matan hadis sebenarnya). pada riwayat ini 

kami tidak bisa menentukan atau menemukan secara spesifik 

pengurangan itu sendiri terjadi pada no hadis. 

Meneliti kandungan matan hadis.

Penelitian kandungan matan bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

hadis tersebut terdapat Syaz atau tidak. Adapun kandungan matan hadis tersebut 

adalah sebagai beikut :

Al-Hafiz Abd al-Rahma>n Ibn  Rajab Al-Bagda>di rahimahullah berkata, 

“hadits-hadits ini menunjukkan bahwa perkara-perkara ini merupakan suatu yang 

tidak mubah karna tidak ada dalil yang melarangnya. 

Selanjutnya untuk membuktikan  apakah kandungn hadis tersebut 

mengandung syaz atau tidak, maka diperlukan langkah-langkah  yang dikenal 

dengan kaidah minor terhindar dari syuz\u>z\ yaitu sebagai berikut :

a) Tidak bertentangan dengan al-Qur’an

Hadis di atas sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur’an, bahkan 

didukung oleh beberapa ayat seperti dalm Qs. Hujurat/49: 9-10

                                                
80Lihat: H{amzah bin ‘Abdillah al-Maliba>ri>, Ziya>dah al-S|iqah fi> Mus}t}alah} al-H{adi>s\ (t. 

dt.), hal. 17, ‘Abd. al-Qadi>r bin Mus}t}afa> al-Muh}ammadi>, al-Sya>z\z\ wa al-Munkar wa Ziya>dah al-
S|iqah (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005 M), hal. 382. Dan Yu>suf bin Ha>syi>m al-
Lih}ya<ni>, al-Khabr al-S|a>bit, (t. dt.), hal. 35.
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Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu 
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 
hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang Berlaku adil.  Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. 
sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.81

Ayat-ayat ini membicarakan tentang perselisihan dan pentinnya pedamaian 

antara kaum muslimin yang disebabkan oleh hal-hal yang membuat perselisihan 

atau konflik, maka dianjurkan untuk mendamaikannya maskipun pertikaiannya 

bentuk sekecil apa pun. Pentingnya perdamaiaan ditegakakan karena orang-orang 

mukmin yang mantap imannya serta dihimpun dengan rasa persaudaraan seperti 

bagaikan bersaudara seketurunan. 

b) Tidak bertentangan  dengan hadis lain yang lebih sahih

Hadis tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hadis yang lebih 

sahih,  bahkan didukung oleh beberapa hadis lain yang semakna dengan itu

diantaranya yang dirawatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar :

دُ بْنُ الحُْسَينِْ بْنِ إبِ ـْ ثَنيِ محَُمَّ ثَـنَا فُـلَيْحٌ ح و حَدَّ ثَـنَا سُرَيْجٌ حَدَّ ثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ راَفِعٍ حَدَّ رَاهِيمَ قاَلَ حَدَّ

ثَـنَا فُـلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ناَفِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  ثَنيِ أَبيِ حَدَّ هُمَاحَدَّ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

نَهُ وَبَـينَْ الْبـَيْتِ فَـنَحَرَ هَدْيهَُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ باِلحُْدَيبِْيَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  خَرجََ مُعْتَمِراً فَحَالَ كُفَّارُ قُـرَيْشٍ بَـيـْ

                                                
81 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta:Pustaka al-Hanan, 2009), 

h. 516
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قْبِلَ وَلاَ يحَْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ سُيُوفاً وَلاَ يقُِيمَ đِاَ إِلاَّ مَا أَحَبُّوا وَقاَضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَـعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُ 

يخَْرجَُ فَخَرجَفاَعْتَمَرَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالحََهُمْ فَـلَمَّا أَنْ أقَاَمَ đِاَ ثَلاَثاً أمََرُوهُ أَنْ 
٨٢

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' Telah menceritakan 
kepada kami Suraij Telah menceritakan kepada kami Fulaih -lewat jalur 
periwayatan lain- telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Husain bin 
Ibrahim katanya, telah menceritakan kepadaku ayahku Telah menceritakan 
kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 
'anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berangkat 
umrah, kemudian orang kafir quraisy menghalangi antara beliau dan 
Baitullah, lantas beliau sembelih sembelihannya, beliau cukur kepalanya di 
Hudaibiyah, dan beliau putuskan kepada mereka agar beliau berumrah 
tahun berikutnya, dan tidak membawa senjata selain pedang dan tidak 
berdiam di Makkah selain yang Quraisy inginkan. Tahun selanjutnya beliau 
melakukan umrah, dan beliau memasuki Makkah sebagaimana perdamaian 
yang beliau janjikan, setelah beliau bermukim disana selama tiga hari, 
orang-orang Quraisy menyuruhnya agar beliau keluar. Beliaupun keluar.

Dengan melihat adanyanya dukungan dari hadis di atas, maka hadis yang 

menjadi objek kajian peneliti tidak bertentangan dengan hadis yang lebih shohih 

atau shohih lainnya. Bahkan dengan dukungan hadis ini memberikan gambaran 

begitu pentingnya akan suatu kehidupan yang damai tanpa adanya pertikaian 

atau peperangan.

c) Tidak bertentangan dengan sejarah. 

Dalam sejarah nabi Muhammad saw. Memberikan contoh yang baik 

dalam menata tatanan kehidupan yang damai dan harmonis, mulai dari nabi saw. 

Berhijrah ke Madinah hal yang pertama beliau lakukan ialah mempertemukan 

kaum muhajirin (yang dari Mekkah) dan anshar (dari Madinah) supaya saling 

berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bersosial yang 

damai. Hal lain nabi pun melakukan cara diplomasi dengan melakukan perjanjian 

supaya konflik atau peperangan dalam kehidupan bisa terlerai perjanjian itu di 

                                                
82Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja’fi al-Bukhari>, al-Ja>mi’ al-Musnad al-Sahih 

al-Mukhtasan min Umuri Rasulillahi saw. Juz. IX, h. 142
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kenal dengan perjanjian hidaibiyah. Dengan melihat sejarah yang terjadi pada 

masa Rasullaulah saw. hadis ini yang peneliti kaji tidak bertentangan dengan 

kesejarah.

d) Tidak bertentangan dengan akal sehat

Hadis ini tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, karena 

kehidupan yang damai, harmonis dan tentram merupakan dambaan setiap orang 

dalam kehidupan bersosial baik sekalah besar mau pun kecil. Sedangkan konflik 

marupakan hal yang  selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat baik itu jarang 

atau sering terjadi konflik. Melihat kehidupan ini untuk mencapai kehidupan 

yang damai serta tentram maka perlu untuk kita melakukan perdamaian atau 

mendamaikan orang yang bekonflik atau berlerai.

Setelah melakukan penelitian terhadap hadis ini, baik dari segi sanad dan 

matan hadisnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Hadis tentang Perdamaian dengan kasus yang sama telah ditemukan 13

jalur periwayatan, yaitu S{ahi>h Bukha>ri 1 jalur. Sah}ih}ih} Muslim 1 jalur,

terdapat 3 jalur Musnad Ah}mad, terdapat 2 jalur sunan al-Nasai 1. Sunan 

al-Tabra>ni> 3 jalur.

2. Hadis tersebut tidak memiliki pendukung yang berstatus sya>hid dan

muta>bi’, Karena pada level sahabat ada 1 orang sahabat yang 

meriwayatkan hadis dan pada tingkatan tabiin juga 1.

3. Berdasarkan analisis sanad di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

hadis yang menjadi objek kajian telah memenuhi syarat kesahihan sanad 

hadis, karena telah terpenuhi tiga unsur kesahihan sanad, yakni sanadnya 

bersambung serta rawinya adil dan dhabit.

4. Demikian pula dari segi matannya telah terbebas dari sya>z\  yakni tidak 

bertentangan dengan dalil-dalil al-Qur’a>n, tidak bertentangan dengan hadis 
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yang lebih s}h}ah}i>h}, tidak bertentangan dengan fakta sejarah, dan tidak 

bertentangan dengan akal sehat, Serta terbebas dari ‘illah meskipun dari 

segi lafal matan terdapat beberapa perbedaan, namun perbedaan itu tidak 

mempengaruhi makna dan subtansi hadis. sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hadis tentang keutamaan bertani berstatus s}ah}i>h.

5. Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian dan pendapat beberapa ulama 

seperti Imam al-Nasa>I yang menilainya s}ah}i>h},83 Syu‘aib al-‘Urnu’ut} 

menilainya s}ah}i>h} dan Abu> A<sim juga menilainya s}ah}i>h} dan memenuhi 

kreteria Bukha>ri> dan Muslim 84

6. Berdasarkan M. Syuhudi Ismail bahwa jumhur ulama hadis telah 

menempatkan kitab Shahih al-Bukha>ri sebagai kitab hadis yang berstatus 

standar peringkat pertama dan kedua ialah Shahih Muslim. Kalaupun 

terdapat persepsi dan tanggapan masih perlu diteliti ulang keshahiannya itu 

wajar, tapi secara praktis peneliti berpegangan pada pernyataan dari M. 

Syuhudi Ismail untuk memperkuat status keshahiannya.

7. Dan adanya beberapa riwayat dalam kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri dan S{ah}i>h} 

Muslim yang ikut memperkuat kualitas hadis tersebut.

  
  

                                                
83Nasr al-Di>n al-Ba>ni, S{h}ah{ih} al-Targi>b al-Tarhi>b, Juz II (Cet.I; Riyad: Maktabah 

Ma’a>rif), h. 353.
84Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibni H{ibba>n, Juz VIII (Cet. II; Beirut: Mu’assisah al-Risa>lah, 1993), 

h. 154.
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BAB IV

KANDUNGAN DAN IMPEMENTASI HADIS 

Sebagaiman hadis yang menjadi objek dalam penelitian ini yang telah di-

takhrij ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam ak-Tarmizi dari sahabat Ummul 

Kalts}um yaitu:

ثَـنَ  ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ مَنِيعٍ، قاَلَ: حَدَّ ، عَنْ حمُيَْدِ بْنِ عَبْدِ حَدَّ ا إِسمْاَعِيلُ بْنُ إبِْـراَهِيمَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِِّ

عْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: ليَْسَ كُلْثوُمٍ الرَّحمَْنِ، عَنْ أمُِّهِ أمُِّ   بنِْتِ عُقْبَةَ قاَلَتْ: سمَِ

راً.حَ بَـينَْ النَّاسِ أَصْلَ باِلكَاذِبِ مَنْ  راً أَوْ نمَىَ خَيـْ فَـقَالَ خَيـْ

1هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan 
kepada kami Isma'il bin Ibrahim dari Ma'mar dari al-Zuhri dari Humaid bin 
Abdurrahman dari ibunya Ummu Kultsum binti Uqbah, ia berkata; Saya 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah 
termasuk pendusta, yaitu mereka yang mendamaikan perkara di antara 
manusia sehingga ia berkata yang baik atau menyampaikan sesuatu yang 
baik." Abu Isa berkata; Ini adalah hadits hasan shahih.

A. Intepretasi Tekstual

Interpretasi tekstual adalah sebuah pemahaman yang mencoba memahami 

sebuah matan hadis berdasarkan apa yang terdapat dalam teks semata.2 Teknik 

interpretasi ini cenderung mengabaikan pertimbangan latar belakang peristiwa 

(wuru@d) hadis dan dalil-dalil lain. Dengan demikian, mengenai interpretasi 

tekstualitas hadis tentang gagasan perdamaian dilakukan dengan dua aspek, yaitu 

aspek syarah kosa kata atau mufrada>t yang terdapat dalam hadis yang menjadi 

objek penelitian dan kandungan hadis secara utuh.

                                                
1 Muhammad Ibn ‘I@sa Ibn Syaurah Ibn Mu@sa Ibn al-Dhaha@k, Sunan at-Tarmizi@, juz. VI, 

(Bairut: Da@r al-Garib al-Isla@mi@, 1998), h. 331
2Arifuddin Ahmad, Metode Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’a@ni@l al-Hadi@s, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 19
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1. Syarah Kosa Kata

a) ليَْسَ 

kata laisa dalam bahasa arab merupakan bentuk kata kerja yang tidak

melahirkan kata-kata lain (ghair musytaqq). Para pakar bahasa sepakat 

mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari dua kata yakni la> yang bermakna 

menafikan (tidak) dan aisa yang berarti yu>jad (ada), huruf hamzah pada aisa 

dihilangkan dan kemudian digabungkan sehingga menjadi laisa. kata ini 

dugunakan untuk menafikan sebuah berita atau perkara yang kuasus terjadi pada 

zaman ha>l (sedang terjadi).3 Al-Qur’an menggunakannya dalam tiga bentuk.

Pertama, tanpa didahului huruf hamzah yang mengandung makna 

pertanyaan, laisa ( َليَْس). Bentuk ini paling sering digunakan dalam al-Qur’an 

yakni sebayak 59 kali. Kedua, kata yang disebut yang didahului dengan huruf 

hamzah dan tidak disekelilingin dengan huruf lain, alaisa yang mengandung 

makna menetapkan, dari yang sebelumnya menafikan. Kemudian yang 

diterjemahkan dengan “bukankah?’ atau tidakkah?”, yang digunakan dalam al-

Qur’an sebanyak 13 kali. Ketiga, kata yang disebut yang didahului huruf hamzah, 

dan waw yakni awalaisa yang juga berarti “bukankah?” seperti dalam Qs. Al-

Ankabut/ 29: 10 dan Qs. Yasin/ 36: 81.4

b) باِلكَاذِبِ 

Berasal dari kata “kadzaba- yakdzibu- kadzib- kidzb- kidzab”, menurut 

Ibnu Faris kata al-kadzib ”الكَذِب“ merupakan antonomi dari kata ash- shidq 

benar“. Al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata al-kadzib =”الصِّدْق“ الكَذِب) = dusta) 

dan ash- shidq  mula-mulanya hanya digunakan untuk menyatakan (benar =الصِّدْق)

benar tidaknya informasi, baik berupa informasi  janji maupun bukan. Kemudian, 

                                                
3Imamn Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf, Cet. II (Jakarta: Amzah, 

2009), h. 226
4Tim Penyusun M. Quraish Shihab, Dkk. Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, 

(Cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 506-507
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penggunaan kata ini berkembang, menyangkut kesesuaian di antara beriata dan 

kenyataan. Apabila tidak ada kesesuaian antara ucapan dan isi hati orang yang 

mengucapkan, kesesuaian antara berita dan kenyataan. Apabila tidak ada 

kesesuaian antara keduanya maka tidak lagi disebut ash- shidq (الصِّدْق), tetapi 

dinamakan dengan al-kadzib (الكَذِب).5

Oleh Muhammad Ismail Ibrahim didalam kitab Mu’jam al-Alfa@dz wa al-

A’la@m al-Qur’aniyyah, yang dikutip dalam Ensiklopedia al-Qur’an menjelasan, 

dikatakan kata kadzaba (الكَذِب) berarti memberitakan sesuatu yang tidak sesuai 

dengan faktanya.6 Seperti tuduhan yang dilimpahkan kepada Aisyah, istri Nabi 

Muhammad saw. (Qs. Al-Nu@r/24: 13) atau berita yang sebenarnya tidak ada. 

Adapun kata al-kadza>b (الكَذّاب) berarti orang yang banyak berbohong seperti 

disebutkan di dalam Qs. Sha@d/38: 4

c) مَنْ 

Kata مَنْ  berasal dari manna, yamunnu, yang merupakan isim fai’il, secara 

harfiah mengandung makna memutus atau memotong, mann juga berarti 

melakukan, yakni melakukan perbuatan yang terpuji. Dari kedua pengertian dasar 

mann tersebut berkaitan antara yang satudengan yang lainnya.7

Di dalam kamus ilmu nahwu dan sharaf menjelaskan bahwa lafadz man 

terdiri dari lima macam ialah:

a. Syarthiyyah, ialah man isim syarath jazm yang ber- ‘amal men-jazm-

kan dua fi’il: fi’il syarath dan jawab syarath. Atau dalam mahall jazm, 

bila keduanya terjadi dari fi’il ma>dhi.

                                                
5Tim Penyusun M. Quraish Shihab, Dkk. Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, h. 

413
6 Tim Penyusun M. Quraish Shihab, Dkk. Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, h. 

413
7Tim Penyusun M. Quraish Shihab, Dkk. Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, h. 

580
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b. Istifha>miyyah ialah man isim istifha>m dipakai sebagai pertanyaan 

mengenai benda yang berakal

c. Maushu>lah ialah isim maushu>l yang mengandung makna allazi> (الذى) 

yang kebanyakan digunakan untuk yang berakal, sama pemakaiannya 

untuk mudzakkar, mu’annats, tastniya, atau jama’, terkadang man 

dipakai untuk benda yang tidak berakal.

d. Nakirah maushu>fah ialah man nakirah (umum) yang disifati oleh 

mufrad atau didahului oleh lafadz rabba ( ّرب) karena rabba tidak 

mendahului kecuali pada isim nakirah

e. Za>’idah (ambahan)8

d) أَصْلَحَ 

Kata ishlah atau shalaha yang banyak sekali berulang dalam al-Qur’an, 

tetapi pada umumnya tidak dikaitkan dengan sikapke jiwaan, melaikan 

digunakan dalam kaitannya dengan perbuatan yang nyata (masalah pengamalan). 

Menurut M. Quraish Shihab kata ishlah hendaknya tidak hanya dipahami dalam 

artian mendamaikan antara dua orang atau lebih yang berkonflik, melaikankan 

dikaitan juga dengan masalah simantiknya dalam memahami  ayat-ayat al-

Qur’an.9

e) بَـينَْ 

Kata baina merupakan zharaf zama>n yang menunjukan masa yang telah 

berlalu, lafal baina selalu mengiringi jumlah ismiyyah dan jumlah fi’iliyah. 

Diantara pakar nahwu ada yang meng-idha>fat-kan keduanya pada jumlah 

sesudahnya. Dan sebagian pakar lain mencegahnya dari idha>fat, karena terhalang 

oleh huruf za>’idah yang mengikat pada kedua lafazh tersebut.

                                                
8Imamn Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf, h. 240-241
9M. Quraiash Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Mudh’I atas Pelbagai Persoalan Umat, 

Crt. III (Bandung: Mizan, 1996), h, 498
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Pada mulanya baina itu menunjukkan keadaan tempat, tetapi kadang ia 

menunjukkan keadaan waktu, seperti:  ِظُّهْرِ وَالْعَصْرِ الينَْ ب ـَتُ ئْ ج (aku datang antara 

waktu Zhuhur dan Asar), apabila lafazh baina bertemu dengan alif dan ma> 

za>’idah, maka ia khusus menunjukan keadaan waktu, seperti yang dijelaskan 

diatas.10

f) النَّاسِ 

Kata insa@n terambil dari kata “uns” yang berarti jinak, harmonis dan 

tampak. Menurut M. Quraish Shihab pendapat ini, jika ditinjau dari sudut 

pandang al-Qur’an lebih tepat dari yang berpendapat bahwa kata insan terambil 

dari kata nasiya (lupa).11 Kata ini mengandung arti “kelompok manusia” yang 

terambil dari kata al-naus yang berarti “gerak”.12 Kata insan digunakan al-Qur’an 

untuk menunjukan al-Qur’an untuk menunjukan kepada manusia dengan seluruh 

totalitas, jiwa dan raga.

Kata ins (manusia) merupakan kebalikan dari jin. Al-ins (dalam bahasa 

Indonesia maknanya adalah bersosial) merupakan kebalikan dari al-nufur 

(pengasingan). Dan lafal al-insiyun merupakan bentuk nisbat kata al-insa yang 

mana diucapkan terhadap orang yang sangat ramah atau untuk setiap hal yang 

telah dijinakkan. Oleh karena itu ada orang yang berkata ------ (penjinakan 

binatang). Maka yang dinamakan al-insiyun dalam segala hal adalah sisi yang 

mengiringin manusia jinak, sedangkan yang dinamakan wahsiyun (buas) dalah 

disisi lainnya.13

                                                
10Imamn Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf, h.54-55
11M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an  Tafsir Maudu’I atas Pelbagai Persoalan Umat 

h. 280
12Ali Nurdin, Quranic Society Menelusuri Konseo Masyarakat Ideal dalam al-Qur’an  

(Jakarta: Erlangga, 2006), h. 96
13al-Raghib al-Ashfahani, al-Mufradat fi ghari>bil Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an  (Cet. I; Jawa Barat: Pustaka Khazana Fawai’d, 1438 H./ 2017 M.), h. 107
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g) فَـقَالَ 

Kalimat  َفَـقَال berarti lalu (ia) mengatakan, kalimat berasal dari huruf -ق

ل-و mempunyai arti berkata, bertutur dan berujar.14 Mempunyai makna sebagai 

kata benda yakni peribahasa, firman, ujar, perkataan, dan sabda, sedangkan 

sebagai kata kerja ialah bermakna mengatakan, mengucapkan, dan berpendapat. 

kalimat ini terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Fi’il ma>dhi yang mu’ta’ddi kepada satu maf’u>ul, seperti  َّقاَلَ زَيْدٌ: اِن

مْتِحَان قَريِْبٌ  الاِْ (Zaid berkata: sesungguhnya ujian telah dekat 

waktunya)

2. Fi’il ma>dhi yang semakna dengan zhanna (menduga. Untuk itu, 

kalimah qa>la senantiasa ber-‘amal me-nashab-kan dua maf’u>l bih 

seperti halnya lafazh zhanna, fi’il qa>la tersebut harus memenuhi 

empat syarat, yakni (a) fi’il mudha>ri, (b) disandarkan kepada 

mukha>thab, (c) didahului oleh istifha>m, (d) tidak dipisah antara 

istifha>m dan mudha>ri’ tersebut.15

Kemudian dengan imbauan huruf al-fa’  (ف), di mana huruf al-fa’  (ف)

terdiri dari enam bagian, yaitu:

1. huruf fa’ ‘ataf biasanya ia ber-amal meng-‘ataf-kan kalimat isim 

kepada kalimat isim lain, seperti  ٌ ِ߱ ˯َا ا ءَ زَیدٌْ فَ َl (telah datang Zaid lalu 

Khalid) atau jumlah kepada jumlah seperti dalam Qs. Al-Baqarah/2: 

36

             

Terjemahnya:

                                                
14Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Edisi. II

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),  h. 1171 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus 
Konteporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), h. 1424

15 Iman Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf,, h. 199-200
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Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan 
dikeluarkan dari Keadaan semula.16

2. Fa’ isti’na>fiyyaah, yaitu huruf fa’ yang mewakili pembicaraan pada 

suatu kalimat yang berada sesudahnya, dengan pembicaraan yang 

tidak ada kaitan dengan pembicaraan sebelumnya. Untuk itu, jumlah 

yang berada sesudahnya itu tidak memiliki kedudukan i’ra>b

3. Huruf fa’ ra>bith (pengikat) yang berada pada jawa>b syarath.

4. Huruf fa’ ta’liliyyah(alasan) yang semakna dengan lafadz جللأ

(karena). Ia tidak mempunyai mahall i’rab.

5. Huruf fa’ za>’idah (tambahan) yang dipakai untuk memperindah 

lafazh.17

h) راً خَيـْ

Kata khair  merupakan bentuk mashdar (bentuk infinitive) dari kata (خَيرْ )

kha@ra- yakhi@ru ( رُ -خاَر يـْ
يخَِ ) yang berari menjadi baik. Di dalam penggunaannya 

kata ini berfungsi sebagai beberapa salah satunya, sebagai ism tafdhil (tingkat 

perbandinga) yakni atribut yang digunakan untuk mengemukakan perbandingan  

yang ketentuannya berlaku secara umum.18

Kata yang dinamakan al Khairun (kebaikan)adalah sesuatu yang 

disenangin oleh semua orang, dan lawannya ialah al-Syarru (keburukan), menurut 

al-Raghib al-Ashfahani mengemukan bahwa kebaikan ada dua macam 

diantaranya:19

                                                
16Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta:Pustaka al-Hanan, 2009), 

h. 6
17Iman Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf,, h. 181-183
18 Tim Penyusun M. Quraish Shihab, Dkk. Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosa Kata, h. 

448-449
19al-Raghib al-Ashfahani, al-Mufradat fi ghari>bil Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, h. 699-701
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Pertama, kebaikan yang bersifat mutlak, yaitu sesuatu yang disenangin 

oleh setiap orang dan pada setiap keadaan, seperti halnya dalam hadis Nabi saw. 

Menamai surga dengan kebaikan:

“tidaklah ada kebaikan dengan kebaikan yang setelahnya adalah neraka. 

Dan tidak ada kejelekan dengan kejelekan yang setelahnya adalah surga”

Kedua, kebaikan yang bersifat relatif, yakni sesuatu yang dianggap baik 

oleh seseorang akan tetapi dianggap buruk oleh orang lain, seperti halnya harta. 

Oleh karena itu dalam menggambarkan harta Allah swt. Terkadang 

mengungkapkannya sebagai sesuatu yang baik dan terkadang sebagai sesuatu 

yang buruk. Harta yang dianggab baik seperti penjelasa dalam Qs. Al-Baqarah/2: 

273 dan Qs. al-Adiya>t/ 100: 8

...            
Terjemahnya:

Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka 
Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.20

          
Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya Dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.21

i) نمَىَ

Kata نمَى terdiri dari kata انمىَ ــِ نمَيًا و نمَيًِا و نمَاءً  yang berarti tumbuh dan 

berkembang,22 Mengandung makna menumbuhkan, mengembangkan, 

meningkatkan, bertumbuh subur, berhasil baik dan berkembang pesat.23 Dalam 

menterjemahkan hadis ini peneliti mengartikannya dengan “sampai” sebagai 

makna aktif atau proses.

                                                
20 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 46
21 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan , h. 599. 
22Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,h. 1466
23Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Konteporer Arab-Indonesia, h. 1945
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2. Syarah Hadis Tentang Gagasan Perdamaian

Bukanlah pendusta (ليس الكذاب) yang berdosa dan tercela yang 

mendamaikan manusia (الذي يصلح) dengan kebohongannya antara manusia maka 

ia menumbuhkan atau sampai (بين الناس فينمي) kata dengan fathah awalnya dan 

kasrahnya huruf mim yaitu menyampaikan dan memindahkan dari salah satu 

kedua orang yang bertengkar kebaikan  dari perkataannya atau sampai dia (خيراً )

mengatakan kebaikan 24.(يقول خيراً ) yaitu memberitahukan apa yang diperbuat 

pemberi kabar atau berita akan kebaikannya atau diam menegenai perbuatan 

buruknya. Maka itu boleh bahkan terpuji terkadang disunnahkan bahkan 

terkadang diwajibkan akan tetapi dengan syarat menumbuhkan. Dan bukanlah 

yang dimaksud menafikan esensi dusta itu, akan tetapi menafikan dosanya. 

Maka perkataan dusta, jika dusta itu diungkapkan untuk mendamaikan 

dan menumbuhkannya seperti misalnya pada kerusakan. Yang pertama dari 

penumbuhan (resolusi konflik) itu karena ia menghilangkan apa yang sampai 

padanya, dan yang kedua dari adu domba karena itu merusak kemaslahatan 

jenisnya satu kebohongan dengan melihat maksudnya dan ini perkara terkadang 

memberikan manusia mudarat padanya dengan penambahan redaksi kata dan 

kebenaran bolehnya untuk keselamatan dan menolak mudarat dan membolekan 

pada kemudahan dari kerusakan terhadapa apa yang diinginkan padanya dari 

perbaikan dan dusta pada pendamaian antara dua orang yaitu menumbuhkan dari 

salah satunya kepada sahabatnya kebaikan dan menyampaikan yang baik

meskipun tidak mendengar darinya dengan maksud mendamaikan dan dusta pada 

perang yaitu menampakkan pada dirinya kekuatan dan bercerita dengan apa yang 

menguatkan sahabatnya dan menipu musuhnya, dan dusta kepada istri 

menjanjikannya dan membuatnya berharap dan menyatakan apa yang dimilikinya 

                                                
24 Muhammad Bin Isma>il Bin Shalih Bin Muhammad al-Hasani >, Al-Tanwi>r Syarah al-

Ja>mi’ al-Shagi>r, juz. XI (al-Riya>d: Makhtabah Da>r al-Sala>m, 1432 H./ 2011 M.), h. 230
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lebih dari apa yang ada pada dirinya untuk mengawetkan hubungannya dan 

memperbaiki perangainya.25 Hal ini senada dengan riwayat dari Imam Muslim,  

Ibnu Syihab menuturkan bahwa:
26 نُْ قاَلَ  عْ وَلمَْ شِهَابٍ ا́ ءٍ فيِ ̽رَُخҧصُ ҫǫسمَْ لاҧ كَذِبٌ النҧاسُ یقَُولُ مِمҧاشيَْ

Ү
صْلاَحُ الحَْرْبُ ثلاََثٍ فيِ ا

Ү
النҧاسِ بينََْ وَالاْ

“Ibnu Syihab berkata; 'Saya tidak pernah mendengar diperbolehkannya 
dusta yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam tiga hal, yaitu; dusta 
dalam peperangan, dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, 
dan dusta suami terhadap istri atau istri terhadap suami (untuk meraih 
kebahagiaan atau menghindari keburukan)”

al-Nawawi mengatakan ; ulama telah menetapkan apa yang dibolehkan 

dari untuk berkata dusta dan yang paling baik adalah apa yang ditetapkan oleh 

imam al-G hazali: Kalam adalah perantara menyampaikan maksud maka setiap 

masud yang terpuji dimungkinkan menyambungkannya dengan kebenaran dan 

dusta seluruhnya. Maka dusta padanya haram jika tidak ada kebutuhan dan jika 

dimungkinkan menyampaikannya dengan dusta dan tidak dimungkinkan untuk 

berkata benar maka dusta padanya boleh.27

Berdusta itu haram, bahkan termasuk dosa besar karena terkandung 

bahaya dan kerusakan di dalamnya. Maskipun demikian, berdusta dibolehkan 

dalam beberapa keadaan atas dasar kepentingan syariat, seperti yang 

dikemukakan diatas.dalam memahami hadis ini juga diperbolehkan menggunakan 

kata-kata sindiran dalam berbicara,28 supaya tidak terlalu kasar dalam 

pembicaraan atau komonikasi baik itu teguran ataupun hal lainnya.

                                                
25Zainuddi>n Muhammad al-Mad’u> Bi’abdu al-Ra’u>f Bin Ta>ja al-‘A>rifi>n Bin ‘Ali> Bin 

Zainal al-‘A>bidin al-Hada>di Summa al-Mana>wi> al-Qa>hari>, Fi>da al-Qadari> Syarah al-Ja>mi’u al-
Shagi>r, juz. VI, (Mesir: al-Makhtabah al-Taja>ri>h al-Kabi>r, t. th.), h. 359

26Abu Jakariya> Mahyi> al-Di>n Yahya Bin Syarif al-Nu>wi>,  al-Manha>z Syarah Shahi>h 
Muslim Bin Hajja>j, juz. 18 (Bairu>t: Da>r Ihya> > al-Tura>s al-‘Arabi>, 1392), h. 157. Muslim bin al-
Hajjaj al-Qasyiri Abu Husain al-Qayiri al-Naysabiri >, al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Binaqlil 
Adli min Umuri Rasulilla>h saw. Juz.V (Bairu>t: Da>r Ihya> al-Tura>s}i>, t.th), h. 2011

27Muhammad Bin Isma>il Bin Shalih Bin Muhammad al-Hasani >, Al-Tanwi>r Syarah al-
Ja>mi’ al-Shagi>r, h. 108

28Abu Usmamah Salim bin ‘Ied al-Hilali, Syarah Riyadhush Shalihin, trj. M. Abdul 
Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2012), h. 710
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B. Intepretasi Intertekstual

Secara bahasa, imterteks terbentuk terbentuk dari kata inter dan teks. 

Inter berarti jaringan atau hubungan, sedangkan teks berasal dari kata textus

(bahasa Latin) yang berarti tenunan, anyaman, susunnan dan jalinan, interteks 

diartikan sebagai jaringan hubungan antara satu teks dengan teks lain.29 Baik dari 

hadis yang diteliti ini dengan al-Qur’an atau antara hadis dengan hadis lainnya

Ayat yang berkaitan dengan hadis yang peneliti kaji, yaitu firman Allah 

saw. Qs. Al-Hujurat/ 49: 9-10

          

                

             

                
Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu 
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 
hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. 
sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.30

Ayat di atas menjelaskan tentang perselisihan antara kaum muslimin yang 

disebabkan antar lain isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Anjuran dari ayat ini

jika ada dua kelompok yang berpotensi untuk menyatu dalam bentuk perselisiah 

sekecil apapun maka damaikanlah keduanya. Jika kedua atau salah satu 

kelompok itu masih berbuat aniayah terhadap kelompok lain maka diperangin 

                                                
29 Arifuddin Ahmad, Ihya> al-Sunnah Pembumian Hadis saw, dalam Kehidupan, (Cet. I, 

Makassar: Aladdin Universiti Press, 2014) , h. 86
30Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 516
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sampai kepada jalan Allah.31 Karena sesama muslim merupan saudara antara satu 

dengan yang lainnya

Menurut Wahba al-Zuhaili makna ayat ini  berkaitan dengan dua 

kelompok dari kaum muslimin berperang, maka yang menjadi kewajiban sebuah 

pemimpin (pemimpin negara) untuk mendamaikan keduanya dengan nasehat, 

dakwah kepada Allah swt., arahan, menghilangkan syuhbat dan melenyapkan 

sebab-sebab perselisihan. Penggunaan kata ‘in (apabila) menunjukan langkanya 

kejadian, sehingga seruan pada ayat ini kepada pemimpin (negara) yang 

bermakna wajib.32

Mengenai anjuran perdamaian yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari 

dari Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhu, mengenai penduduk Quba’ bertikai 

sehingga saling melempar, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 

ثَـنَا عَ  دُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّ ثَـنَا محَُمَّ دٍ الفَرْوِيُّ، حَدَّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ محَُمَّ بْدُ العَزيِزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبيِ حَازمٍِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أهَْلَ ق ـُ اقـْتَتـَلُوا بَاءٍ قاَلاَ: حَدَّ

٣٣اذْهَبُوا بنَِا «لحِجَارةَِ، فأَُخْبرَِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَـقَالَ: حَتىَّ تَـراَمَوْا باِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah telah 
menceritakan kepada kami 'Abdul 'aziz bin 'Abdullah al-Uwaisiy dan Ishaq 
bin Muhammad al-Farwiy keduanya berkata, telah menceritakan kepadaku 
Muhammad bin Ja'far dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhu 
bahwa penduduk Quba' telah bertikai hingga saling melempar dengan batu, 
lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa 
itu, maka Beliau bersabda: "Mari kalian pergi bersama kami untuk 
mendamaikan mereka".

Kemudian di dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim dari Abu Hurairah ra. pengampunan dosa yang tidak diampunin bagi 

                                                
31M. Quraish Shihab, Tafsir  al- Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 

(Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012, h. 243
32Wahba al-Zuhaili, al-Ta fsir al-Wasith; terj. Muhtadi, Dkk. Tafsir al-Wasith al-

Qashash- al-Naas, Jilid III (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 487
33Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja’fi al-Bukhari>, al-Ja>mi’ al-Musnad al-Sahih 

al-Mukhtasan min Umuri Rasulillahi saw. Juz. IX ( Bairu>t: Da>r Tuku al-Naja>, 1422 H.), h. 183



86

orang yang masih saling benci dan berrpecahan sesama saudaranya, ialah sebagai 
berikut:

ثَـنَا  ، قُـتـَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أنََسٍ، فِيمَا قرُئَِ عَلَيْهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ حَدَّ

، وَيَـوْمَ الخْمَِيسِ، فَـيُـغْفَرُ أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَ  ثْـنـَينِْ يْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: " تُـفْتَحُ أبَْـوَابُ الجْنََّةِ يَـوْمَ الإِْ

نَهُ وَبَـينَْ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَـيُـقَالُ: أنَْظِرُو  ا هَذَيْنِ حَتىَّ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْركُِ باِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَـيـْ

٣٤«ا، أنَْظِرُوا هَذَيْنِ حَتىَّ يَصْطلَِحَا طلَِحَا، أنَْظِرُوا هَذَيْنِ حَتىَّ يَصْطلَِحَ يَصْ 

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas 
dari apa yang telah dibacakan kepadanya dari Suhail dari Bapaknya dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan kamis. Semua 
dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan 
diampuni, kecuali bagi orang yang antara dia dan saudaranya terdapat 
kebencian dan perpecahan." Lalu dikatakan: 'Tangguhkanlah dua orang ini 
hingga mereka berdamai! Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka 
berdamai! Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai! 

Mengenai hadis ini dianjurkan pentingnya melakukan perdamaian bahkan 

dalam hal pengampunan dosa yang dilakukan oleh umat muslim, dikecualikan

dalam hadis ini bagi orang yang masih berkonflik diantara sesame mereka. Dalam 

kajian kebahasaan sesuatu hal yang di ulangin beberapa kali merupakan hal yang 

sangat penting atau sesuatu hal yang paling besar kegunaan serta andilnya dalam 

kehidupan manusia, seperti dalam hadis ini “Tangguhkanlah kedua orang ini 

hingga mereka berdamai!” di ulang tiga kali. Hal ini penegasan akan pentingnya 

dari sebua rekontruksi konflik atau perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penjelasan ayat al-Quran dan hubungan antar hadis Nabi saw. diatas 

memberikan pemahaman bawasanya hadis yang mengenai perdamaian yang 

peneliti kaji merupakan sebagai baya>n al-Taqri>r wa al-Ta’ki>d yakni memperkuat 

apa yang di telah diterangkan dalam al-Qur’an

                                                
34Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyiri Abu Husain al-Qayiri al-Naysabiri >, al-Musnad al-Sahih 

al-Mukhtasar Binaqlil Adli min Umuri Rasulilla>h saw. Juz.V (Bairu>t: Da>r Ihya> al-Tura>s}i>, t.th), h. 
1987
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C. Intepretasi Kontekstual

Kontekstual dalam bahasa Indonesia berasal dari kata konteks yakni 

bagia suatu uraian atau kondisi yang ada hubungan dengan suatu kejadian.35 Jadi, 

dalam kajian Ilmu Hadis Interpretasi Kontekstual adalah sebuah cara 

penginterpretasi atau memahami hadis dengan melihat asba@b al-wuru@d (koteks 

dimasa Rasullaulah saw., pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat, dan 

bentuk peristiwa hadis) dan konteks masa kini.36

Selama penelusuran kajian hadis yang menjadi objek penelitian ini, 

peneliti belum menemukan secara pasti asba>b al-wuru>dnya, tapi peneliti 

mengambil kondisi secara umum yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. 

mengenai konteks perdamaian.  Hal ini, tergambar ketika Rasullaulah saw. 

melakukan hijrah ke Yatsrib (Madinah), aktivitas yang pertama dilakukan oleh 

Rasullaulah saw. ialah membangun Mesjid, mempersaudarakan antara kaum 

muhajirin dan kaum anshar sebagai lamgkah mengikat persaudaraan agar tidak 

tirjadi konflik yang besar antara kedua kaum ini, serta melakukan perjanjian 

antara orang muslim dan orang-orang Yahudi, sebagai kestabilitasan kehidupan 

agar tercipta tatanan kehidupan yang damai dan memberikan hak untuk memeluk 

kepercayaan dan menguasai harta mereka, dengan menentukan hak dan 

kewajibannya37 perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. 

memberikan pemahaman kepada kaum muslimin dewasa ini untuk mencobah 

mencegah suatu konflik antara satu kaum ataupun golongan bahkan masalah 

keagamaan agar kehidupan yang harminis dan damai tetap terjaga.

                                                
35Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, (Jakarta: 

PT Gramedia, 2008), h. 751
36Arifuddin Ahmad, Metode Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’a@ni@l al-Hadi@s,

(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 113
37Tim Riset dan Studi Islam Mesir, al-Mausu>’ah al-Maisyurah fi> al-Ta>ri>kh al-Isla>m. Terj. 

M. Taufik dan Ali Nurdin, Ensiklopedi Sejarah Isla, Jilid I (Jakarta: al-Kautsar, 2013), h. 25-26
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Kandungan hadis ini memberikan pemahaman bawasanya dalam hal 

melakukan suatu perdamaian dibolehkan untuk berbohong   ْأَصْلَحَ ليَْسَ باِلكَاذِبِ مَن

(tidaklah termasuk pendusta, yaitu mereka yang mendamaikan). Padahal 

perbuatan الكَاذب (pendusta) merupakan perbuatan dosa besar, tetapi unutuk 

perdamaian hal itu tidak dikatakan sebagai الكَاذب (pendusta). Begitu pentingnya 

perdamaian dalam kehidupan sehari-hari

Melihat pentingnya kehidupan yang damai, dan harmonis serta 

mengakui keberagamaan agama, budaya, dan etnis kesukuan. Nabi Muhammad 

pun memberikan peraktek (contoh) dalam kehidupan, seperti melakukan 

perjanjian yang disebut “piagam Madinah”. Oleh karena itu para pakar dewasa 

ini (pakar hukum internasional dan filsafat pemikiran internasional)  mengatakan, 

“piagam madinah” telah mentransformasikan kemanusiaan dari lingkungan 

politik yang sempit (pada masa Nabi saw.), dari Negara yang dibangun 

berlandaskan keluarga, suku dan dari negara berkebangsaan dan bermazhab 

tertentu menjadi sebuah Negara yang berbasis kemanusiaan yang merangkul 

seluruh bangsa di dunia beserta keberadaan asal-usul ras, dan akidah keyakinan. 

Piagam Madinah sukses mewujudkan dasar-dasar perilaku  saling mengenal dan 

hidup bersama.38 Di Madinah, Nabi memaklumatkan sebuah piagam menjamin 

kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi sebagai sebuah komunitas, 

menekankan kerjasama antar sesama muslim, menyerukan umat Muslim dan 

Yahudi agar bekerja sama membina perdamaian.39 Dalam konteks masa kini, baik 

secara mendunia maupun di Indonesia hadis yang berkaitan dengan perdamaian 

ini sangat penting dalam kehidupan yang beragam-ragam, suku, bangsa, dan 

                                                
38Raghib al-Sirjani, The Harmony Humanity. Terj. FuadSyaifudin Nur, Dkk. The 

Harmony Humanity ; Teori Baru Pergaulan antar Bangsa Berdasarkan kesamaan manusia, (Cet. I; 
Jakarta: al-Kautsar, 2015), h. 605

39Fazlur Rahman, Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban, (Cet. I; Bandung: Mizan 
Pustaka, 2017), h. 15
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agama sehingga membentuk masyarakat yang ideal yang harmonis dan damai 

yang tidak mengingkari keanekaragaman.

Dilihat dari otoritas dan kedudukan Nabi Muhammad saw. dalam 

meriwayatkan hadis ini sebagai seorang pemuka agama tak lupa juga beliau juga 

merupakan sebagai pemimpin umat, yang memberikan sesuatu hal kedamaian

dan keharmonisan dalam masyarakat, serta mengandung nilai-nilai dari syariat 

Islam sebagaiamana menurut Rahmat (2006: 42-44) pemaknaan dari kata سلما

menjadi tiga: Islam sebagai agama, sikap kepasraan, dan islam sebagai penebar 

kedamaian.40

D. Aplikasi Hadis Tentangan Gagasan Perdamaian dalam Kehidupan 

Kekinian

Kehidupan dewasa ini terjadi berbagai macam problem baik itu sekala 

lokal maupun menasional, semua kejadian itu saling bermunculan terutama 

kehidupan di Indonesia dewasa ini. Mengenai perdamaian hal yang perlu ada 

yakni mencegah terjadinya suatu konflik atau pemperkecil suatu problem yang 

terjadi (nirkekerasan). Perdamaian bukan hanya sekedar itu tapi perlu ada 

memaksimalisir atau memperkecil konflik secera terus menerus (resolusikonflik) 

dalam kehidupan sehari-hari. jadi Aplikasi hadis tentang gagasan perdamaian 

dalam riwayat Ummul Kals\um binti Uqbah saat ini, peneliti mengamati kasus 

atau konflik yang terjadi di kehidupan dewasa ini ialah sebagai berikut:

1. Menghidari HOAX 

Guna mewujudkan pergaulan atau interaksi yang benar, sehat, positif, dan 

damai antar sesama manusi, antar suku, kelompok dan antar bangsa baik yang 

berdekatan maupun yang berjahuan, diperlukan sebuah kerangka bangunan yang 

baik dan yang berlandaskan pada informasi yang benar dan valid tanpa ada 

                                                
40Imam Taufiq, al-Qur’an Bukan Kitab Teror; Membangun Perdamaian Berbasis al-

Qur’an, (Cet. I, Yogyakarta: Bentang, 2016), h. 4
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pemberiataan yang palsu (HOAX)41. Suatu jalinan pergaulan yang kuat diantara 

sesama manusia tidak bisa tercipta hingga masing-masing dari kedua belah pihak 

saling mengenal dan mengetahui serta saling percaya. Hal itu bisa terwujud 

dengan informasi yang benar dan valid. Makna inilah yang coba dijelaskan dalam 

Qs. Al-Hujurat /49: 6

                 

              
Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 
membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.42

Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang signifikansi informasi yang 

benar dan valid untuk menciptakan jalinan hubungan atau pergaulan antar 

manusia. Kehidupan dewasa ini banyak terjadi informasi-informasi bohong atau 

HOAX di Indonesia bahkan ada yang menyebarkannya tanpa melakukan 

penelusuran akan kebenaran informasi tersebut.

Makin pesatnya HOAX di Indonesia seperti yang di beritakan oleh 

“detik.com” bawasanya: pihak polri yang dikatakan oleh Divisi Humas Brigjen 

Budi Setiawan memberikan informasi yang benar terkait HOAX itu bahwa data 

terakhir yang krusial ada 3.500 (konten hoax) ketika dalam diskusi bertajuk 

'Kampanye Asyik, Damai, dan Antihoax' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 

(22/9/2018).43

                                                
41Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber ,lihat Pendidikan 

Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 133  . Menurut Silverman (2015), hoaks merupakan 
sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun “dijual” sebagai kebenaran. 
Lihat juga https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong, yang di akses pada tanggal 10 November 
11, 2018

42Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 516
43https://news.detik.com/berita/d-4223862/polri-mendata-ada-3500-konten-hoax-di-

media-sosial, yang diakses pada tanggal 10 November 11, 2018
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Hal ini ditandai juga dengan meraknya penyebaran HOAX di dunia 

maya, seperti yang dikabarkan oleh “Liputan6.com-Jakarta” kata Kepala Biro 

Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat 

(19/10/2018), sekitar 20-an akun yang sudah diblokir," Ferdinandus menduga, 

akun-akun yang diblokir karena menyebarkan HOAX yang sengaja diciptakan 

oleh sejumlah pihak. Khususnya, yang terkait pasangan calon presiden dan calon 

wakil presiden pada pemilihan presiden 2019. Akun-akun tersebut sengaja dicipta 

untuk menyerang tokoh-tokoh tertentu terkait pemilihan legislatif dan pemilihan 

presiden. Selain menemukan informasi HOAX, pihak Kemenkominfo juga 

menemukan sejumlah berita HOAX yang tersebar di media sosial.44

2. Saling Menghormati dan Menghargai

Saling menghormati dan menghargai, saling menjungjun tinggi 

kemanusiaan dan memanusiakan antara satu sama lain, merupakan media yang 

sangat kuat untuk mewujudkan kehidupan dan pergaulan yang membangun, 

kerukunan, sinerji, damai dan kerjasama yang efektif diantara umat manusia 

semuanya.

Sikap menghormati dan menghargai orang lain merupakan sebuah nilai 

yang luhur yang menggambarkan sebuah kehalusan budi yang luhur, kesadaran 

yang tinggi dan fitra yang sehat yang sebenarnya merupakan sifat asal semua 

manusia. Sebuah hubungan yang kuat dan berhasil bisa dipastikan berlandaskan 

pada sikap menghormati dan menghargai satu sama lain.45 Hal itu tidak bisa 

terwujud kecuali dengan meninggalkan sikap menghina atau ujaran kebencian 

(Hate Speech),46 meremahkan, merendahkan dan memangdang sebelah mata 

                                                
44https://www.liputan6.com/news/read/3671929/kemenkominfo-blokir-20-akun-karena-

sebar-hoaks, diakses pada tanggal 10 November 2018
45Raghib al-Sirjani, The Harmony Humanity. Terj. FuadSyaifudin Nur, Dkk. The 

Harmony Humanity ; Teori Baru Pergaulan antar Bangsa Berdasarkan kesamaan manusia,h. 646
46kata “hate speech” atau dalam bahasa Indonesia sering disebut “ujaran kebencian 

adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yakni tidak 
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pihak lain. Mengenai hadis Nabi saw. tentang perdamaian yang peneliti angkat 

merupakan aspek yang berdampak kepada perkataan yang baik dan perbuatan 

yang baik ini. Hal ini juga yang dijelaskan dalam Qs. al-Hujurat / 49: 11

           

      

        
Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih 
baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 
kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan 
janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan 
gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah 
(panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, 
Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.47

Tampak jelas bahwa ayat ini menekankan pentingnya menjaga dan 

memelihara salah satu kesamaan umat manusia, yakni kehormatan dan harga diri 

tanpa ada saling menghina, mencelah, mengandung makna dilarang ujaran 

kebencian (hate speech ) bahkan yang ketika dicederai maka benturannya adalah 

terjadi suatu konflik. Masalah ujaran kebencian, seperti kasus yang menghina 

presiden, dan menghina bebrapa tokoh-tokoh Agama.48

Agar tidak mendiskreditkan, mencemarkan dan mempermalukan pihak 

lain merupakan sebuah tindakan yang sangat tercelah, rendah dan hina. 

Menceritakan kejelekan orang lain, itu merupakan sifat yang tidak terpuji. 

sebagaimana nabi Rasulallaulah saw. bersabda:

                                                                                                                                     
keseimbangan antara pelaku dan korban. Lihat juga, M. Choirul Anam dan Muhammad Hafizh, 
Surat Ederan Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speeh) dalam Kerangka Hak 
AsasiManusia, Vol.1 ,no.3 (2015), h. 345                                       . 
http://jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/30/23

47Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 516
48Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "11 Kasus Ujaran Kebencian dan Hoaks yang 

Menonjol Selama 2017", Kompas.com, 12 Desember 2017. 
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoaks-
yang-menonjol-selama-2017?page=all (10 November 2018)
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ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أبَيِ ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ أيَُّوبَ، وَقُـتـَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قاَلُوا: حَدَّ هِ، عَنْ أَبيِ حَدَّ

وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، قاَلَ: قاَلُوا: االلهُ » أتََدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟«هُريَْـرةََ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 

إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَـقُولُ، فَـقَدِ «قِيلَ أفََـرأَيَْتَ إِنْ كَانَ فيِ أَخِي مَا أقَُولُ؟ قاَلَ: » ذكِْرُكَ أَخَاكَ بمِاَ يَكْرهَُ «

  ٤٩»اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لمَْ يَكُنْ فِيهِ فَـقَدْ بَـهَتَّهُ 
Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu 
Hujr mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il dari al-A'laa 
dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah bertanya: "Tahukah kamu, apakah ghibah itu?" Para 
sahabat menjawab; 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.' Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Ghibah adalah kamu membicarakan 
saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai.' Seseorang bertanya; 'Ya 
Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya 
bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? ' Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 'Apabila benar apa yang kamu 
bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan 
apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu 
telah membuat-buat kebohongan terhadapnya.'

Hadis ini menjelaskan bahwa membicarakan hal yang tidak baik tentang 

orang lain di belakangnya ialah suatu tindakan yang tidak bisa dibenarkan, 

sekalipun apa yang dibicarakan itu ialah benar. Itulah makna ghibah yang dilarang 

karena mencemarkan dan menjelek-jelekan oaring lain. Adapun tindakan yang 

lebih jelek ialah memfitnah ialah menuduh orang lain tanpa adanya bukti yakni 

palsu atau bohong.

Sesungguhnya dunia yang stril dari pelaku ghibah dan fitnah ialah dunia 

atau masyarakat yang layak dan kondusif bagi terciptanya hubungan yang baik 

dan sehat, serta kesadaran yang matanng untuk hidup berdampingan secara damai. 

Adapun masyarakat yang tidak bisa mengontrol dan menngekang mulutnya dari 

tindakan-tindakan ghibah, fitnah, mendiskreditkan dan mencemar  orang lain, 

                                                
49Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyiri Abu Husain al-Qayiri al-Naysabiri >, al-Musnad al-Sahih 

al-Mukhtasar Binaqlil Adli min Umuri Rasulilla>h saw. Juz.V (Bairu>t: Da>r Ihya> al-Tura>s}i>, t.th), h. 
2001



94

maka itu sama saja menginginkan benturan dan konflik yang terus menerus serta 

ketengangan tanpa henti.50

Melihat kehidupan dewasa ini, sangat berpotensi berpotensi untuk terjadi 

saling mengujar kebencian di atara sesama masyarakat Indonesia. Dimana suasana 

kehidupan Indoseia saat menghadapi pestaa demokrasi yakni pemilihan presiden 

dan wakil presiden, serta pemilu serentak di Indonesia, sehingga setiap kubu atau 

kelompok berpotensi untuk saling menjatuhkan dan mengungkit kekurangan 

lawan-nya. Maka oleh Karena itu, pentinnya menjaga.

3. Melakukan Dialog

Melihat kehidupan dewasa ini bahwa umat manusia senang tiasa 

membutuhkan dialog, dalam setiap kesempatan untuk berdialog dengan pilihan 

penerimaan atau menolaknya, supaya setiap masalah yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat bisa menemuh solusinya.

Oleh karena itu ajaran dalam pendidikan Islam memberikan anjuran untuk 

berdialog dengan ahli kitab, bukan hanya dengan metodeh yang baik dan santun 

tetapi dengan metode yang paling baik dan paling santun, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Qs. al-Ankabut/ 29: 46

            

               

     
Terjemahnya:

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara 
yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan 
Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan 
kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu 
adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri".

                                                
50Raghib al-Sirjani, The Harmony Humanity. Terj. FuadSyaifudin Nur, Dkk. The 

Harmony Humanity ; Teori Baru Pergaulan antar Bangsa Berdasarkan kesamaan manusia, ,h. 
651-652
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Berdeskusi atau dialog merupakan salah satu jalan menuju toleransi 

diantara umat manusia, dengan inilah kehidupan yang harmonis dan rukun bias 

tercipta, tanpa ada rasa kekuatiran dalam kehidupan bermasyarakat, seperti halnya 

anjuran dalan ayat di atas melakukan dialog dengan ahli kitab dengan cara yang 

baik, dengan itu dalam kehidupan yang bersosial perlu adanya sikap inklusif 

dalam kehidupan terutama kehidupan sekarang ini, agar kekerasan dan konflik 

bias dicegah.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh peneliti 

dengan judul gagasan perdamaian dalam hadis Nabi saw. dan aplikasi kekinian 

suatu kajian tahli>li> dala riwayat Ummul Kaltsum, maka dapat diterik beberapa 

kesimpulan, yaitu: 

1. Gagasan perdamaian dalam Islam

Pedamaian merupakan suatu sikap yang di junjung tinggi, karena 

perdamaian merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan dalam Islam sebab dari 

perdamaian itu tercipta tatanan kehidupan yang harmonis, rukun dan damai. 

Anjuran itu meliputi melakukan perdamaian dalam lingkungan keluarga, sesama 

Muslim, dan melakukan perdamaian secara umumnya. 

2. Kualitas dan kandungan hadis tentang gagasan perdamaian

Kualitas hadis yang menjadi objek peneliti ialah riwayat Ummi Kals\um 

berstatus shahih, karena sanadnya bersambung, periwayatnya adil dan dha>bit, 

serta tidak sya>z dan ‘illah.

Kandungan hadis tentang gagasan perdamaian ialah suatau perbuatan 

mendamaiakan terhadap pihak-pihak yang bertikai (konflik) maski berkata dusta, 

hal itu diperbolehkan. Semua itu untuk mencegah sutu masalah atau konflik yang 

dampaknya lebih besar atau untuk kemaslahatan (kepentingan syariat) dalam 

kehidupan ini. Kondisi yang diperbolehkan untuk berdusta (berbohong) 

diantaranya ialah dalam perang, dusta suami atau istri untuk membahagiakan 

salah salah satunya, dan berdusta untuk mendamaikan pihak yang bertikai.



97

3. Aplikasi hadis tentang gagasan perdamaian dalam kehidupan 

kekinian 

Melihat kehidupan dewasa ini sangat berpotensi terjadinya sebuah 

konflik, dengan munculnya segala masalah yang terjadi saat ini terkhusus di 

Indonesia. Maka perlu adanya resolusi konflik dalam kehidupan bermasyarakat, 

dengan menghindari HOAX dengan cara memverifikasi setiap informasi yang 

didapat, saling menghargai dan menghormati agar tidak melakukan ujaran 

kebencian, dan melakukan dialog.

B. Implikasi

Peneliti berharap dengan skripsi ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan kepada umat Islam. Dalam hal, untuk melakukan perdamaian di 

dalam kehidupan sehari-hari. Agar kehidupan yang rukun, harmonis dan damai 

tetap terjalin dalam kehidupan bermasyarakat
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