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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 Ba B Be 

 Ta T Te 

 ṡa s\ es (dengan titik di atas) 

 Jim J Je 

 ḥa h} ha (dengan titik di bawah) 

 kha Kh ka dan ha 

 dal d de 

 żal ż zet (dengan titik di atas) 

 ra r er 

 zai z zet 

 Sin S Es 
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 syin sy es dan ye 

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 ‘ain ‘ apostrof terbalik 

 gain g ge 

 fa f ef 

 qaf q qi 

 kaf k ka 

 lam l el 

 mim m em 

 nun n en 

 wau w we 

 ha h ha 
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 Hamzah ’ Apostrof 

 Ya Y Ye 

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

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

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama 

fatḥah a  a 

 kasrah i   i 

ḍammah u   u 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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Fatḥah dan yā’ ai a dan i 

 Fatḥah dan wau au a dan i 

Contoh: 

يْف  
 
 kaifa  : ك

وْل  haula : ه 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harakat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 َ...  َ ...
 fatḥah dan alif atau yā’ a> a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ i> i dan garis di atas 

 ḍammah dan wau u> u dan garis di atas 

Contoh: 

ات     māta : م 

ى م   ramā: ر 

 
 
  qīla:   قِيْل

مُوْتُ   yamūtu: ي 

4. Tā’ marbuṭah 
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Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفالِ 
 
لأ
ْ
ةُ ا وْض   rauḍah al-aṭfāl :  ر 

ةُ 
 
اضِل ةُ الف  دِيْن  م 

ْ
ل
 
 al-madīnah al-fāḍilah :  ا

ةُ  م 
ْ
ك حِ
ْ
ل
 
 al-ḥikmah :   ا

5. Syaddad (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd  (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 
 
بَنا  rabbanā : ر 

 
 
يْنا َّ ج 

 
ن  : najjainā 

ح ق  
ْ
ل
 
 al-ḥaqq : ا

م    nu”ima : نُعَّ

دُو    aduwwun‘ : ع 

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

kasrah (  ّ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

لِي    Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع 

بِي   ر   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع 
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6. Kata Sandang 

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

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

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

لشَمْسُ 
 
 al-syams (bukan asy-syamsu) :  ا

  
ْ
زَل
ْ
ل
 
ةُ ا

 
ل ز       : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ةُ  ف  س 
ْ
ل ف 
ْ
ل
 
 al-falsafah :  ا

دُ 
 
بِلا

ْ
ل
 
 al-bilād:  ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’murūn :  تَأْمُرُوْنَ 

 ‘al-nau :  اَلنَّوْءُ 

 ’syai :  شَىْء  
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 umirtu :  أُم رْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله ) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

يْنُ اللُ    billāh ب االل   dīnullāh د 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh هُمْ ف يْ رَحْمَة  الل   
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10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR). 

 Contoh:  

Wa mā Muḥammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata muba>rakan  

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūṡ 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
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harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. 

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta’ālā 

saw.     = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

L  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.          = Wafat tahun 

QS.../...:   = QS al- Baqarah/2: 4 atau QS Āl ‘Imran/3: 4 

HR     = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu 

Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walī 

Muḥammad Ibn Naṣr Ḥāmid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr 

Ḥāmid (bukan: Zaid, Naṣr Ḥāmīd Abū ) 
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ABSTRAK 

Nama  : Mu.Kaswang 
Nim : 30700118030 
Prodi : Ilmu Hadis 
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat 
Judul : Kekerasan simbolik perspektif hadis (Analisis Ma’ni al-Ḥadīṡ) 

 

Bagaimana relevansi antara kekerasan simbolik dengan hadis Nabi 
tentang larangan berbuat zalim. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri 
atau menganalisis bagaimana kualitas dan kandungan hadis tentang 
kekerasan simbolik serta langkah-langkah yang di tempuh dalam 
mengimplementasikannya di kehidupan manusia secara umum. Pokok 
masalah penelitian ini, yakni; 1) Bagaimana Kualitas Hadis tentang Kekerasan 
Simbolik?, 2) Bagaimana Kandungan hadis tentang tentang Kekerasan 
Simbolik?, 3) Bagaimana Implementasi hadis tentang Kekerasan Simbolik.  

Menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan 
Ilmu Hadis (Ma’an al-Hadis) dan sosiolagi. Penelitian ini berbasis kepustakaan 
yang tergolong sebagai peneliti kualititatif. Data yang diperoleh berasal dari 
kitab-kitab hadis serta berbagai kitab atau literatur yang berkaitan dengan 
objek penelitian. Setelah melakukan  takhrij hadis, hasil menunjukkan  bahwa 
hadis tentang kekerasan simbolik  sebanyak 5 jalur periwatan, di temukan  
mukharrij  masing-masing meriwayatkan 1 periwayat. Pada Bukhārī 1 riwayat, 
1 riwayat Ahmād bin Hanbāl, 1 riwayat muslīm, 1 riwayat Abū Dāwūd, dan 1 
riwayat at-Tirmīdzi dengan 1 rawi a’la Ibnu ‘Umar. Tidak ditemukan sanad 
yang yang putus, dan penilaian ulama dalam menilai perawi tersebut positif 
(ṭsīqoh). Sedangkan kualitas hadis tentang kekerasan simbolik tidak terdapat 
syāz dan ‘illah, maka matan dan sanad hadis berstatus Ṡaḥīḥ.  

Hasil penelitian hadis tentang kekerasan simbolik adalah: kekerasan 
simbolik adalah kekerasan yang dilakukan tanpa disadari baik pelaku maupun 
korbannya, yang bersifat laten. Sangat relevan dengan hadis yang diteliti yakni 
larangan berbuat zalim, dalam bentuk lisan. Khalayak ramai menganggap 
bahwa kezaliman itu hanyalah tindakan fisik, namun kenyataan itu salah. 
Kekerasan simbolik terjadi karena sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 
Sedangkan kezaliman dalam bentuk lisan terjadi karena status sosial, budaya, 
dan ekonomi. Adanya korelasi antara kekerasan simbolik dan kezaliman 
dengan perbuatan merendahkan orang lain lewat kata-kata, yang tanpa 
disadari berdampak kepada psikologi korban yang berkepanjangan. Maka 
dalam kezaliman baik dari al-Qur’an maupun Hadis Nabi saw mempertegas 
berulang kali bahwa kezaliman adalah akhlak tercelah dan neraka adalah 
tempat bagi mereka yang berbuat zalim. 

Implikasi dari penelitian ini ialah Peneliti mengharapkan bahwa 
penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan pada lingkungan akademik 
ketika mengkaji tentang kekerasan simbolik perspektif hadis Nabi saw. 
Kemudian penelitian ini di harapkan dapat menjadi edukasi tambahan kepada 
khalayak umum yang masih awam tentang kekerasan simbolik perspektif 
Hadis Nabi saw. Sebagai bentuk kekerasan yang dilarang dalam agama Islam 
namun tidak disadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam agama, yang 
termasuk pada akhlak yang tercela.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Risalah Agama Islam pada dasarnya mencakup tentang hubungan 

kepada Allah swt. (hablun minallah) dan juga hubungan kepada sesama 

manusia (hablun minannas) atau sering juga disebut dengan mu’amalah. Poin 

kedua adalah misi setiap manusia sebagai khalifat di muka bumi. hubungan 

kepada sesama manusia juga dinilai ibadah dengan syarat sesuai dengan 

syari’at Islam.1 

Hadis Nabi Muhammad saw.yang merupakan salah satu sumber ajaran 

kedua setelah al-Qur’an tentunya memiliki peran penting dalam penataan 

kehidupan masyarakat baik dalam aspek moral, ibadah, sosial, bahkan sampai 

dalam aspek penataan lingkungan hidup telah diajarkan oleh Nabi saw. 

sebagai reinterpretasi dari al-Qur’an yang merupakan kitab petunjuk 

kehidupan manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa Islam adalah kumpulan 

berbagai sunnah-sunnah Nabi, ketika sunnah beliau seperti Ibadah, akhlak, 

perbuatan ataupun ucapannya dilaksanakan maka tergambarlah wajah Islam 

itu.2 

Luasnya cakupan pembahasan hadis tak terlepas dari seseorang yang 

menjadi sumbernya yakni Nabi Muhammad saw,. Posisinya yang tak hanya 

sebagai seorang utusan Allah saja namun juga sebagai seorang pedangang, 

seorang pemimpin agama dan negara serta keluarga dimasanya membuat 

banyaknya sumber-sumber hadis yang mengatur tentang konsep kehidupan 

                                                 

1Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Cet. I; Bogor: Prenada Media, 2003), h. 175. 

2Teguh Susanto, The Power of 33 Sunnah Nabi Muhammad saw (Cet. I; Yogyakarta: 
Pustaka Baru Press, 2015), h. Vi. 
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dalam tuntunan agama Islam. Terutama dalam mengatur kehidupan bersosial 

masyarakat, agar terhindar dari perpecahan. Karena hubungan erat dalam 

bermasyarakat dalam sebuah riwayat diibaratkan sebagai tembok yang saling 

menguatkan satu sama lain, sebagai mana sabda Nabi saw, riwayat Abī Musā; 
 

 :
 
ال ى، ق  ي  حْ ادُ بْنُ ي 

َ
ل ا خ  دَث ن  بْدِ اللِّ بْ ح  ة  بْنِ ع  بِي بُرْد 

 
نْ أ انُ، ع  ا سُفْي  دَث ن  بِي ح 

 
نِ أ

 :
 
ال م  ق 

َ
ل س  يْهِ و 

 
ل ى الُلّ ع 

َ
ل ِ ص 

نِ النَبِيَّ ى، ع  بِي مُوس 
 
نْ أ هِ، ع  دَِّ نْ ج  ، ع  ة  إِنَ »بُرْد 

عْضًا عْضُهُ ب  انِ ي شُد  ب  بُنْي 
ْ
ال
 
مُؤْمِنِ ك

ْ
ص  « المُؤْمِن  لِل

 
بَك  أ ش  هُ و  ابِع 

Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami Khallād bin Yahyā berkata: telah 
menceritakan kepada kami Sufyān dari Abū Burdah bin ‘Abdullāh bin Abū 
Burdah dari Kakeknya dari Abū Mūsa dari Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam, 
beliau bersabda: Sesungguhny a seorang mukmin dengan mukmin lainnya 
seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.” kemudian 
beliau menganyam jari jemarinya. 

Dari hadis tersebut dipahami sebuah hubungan kuat dan erat yang 

perlu dijalin antara satu manusia kepada manusia lain dalam bermasyarakat. 

Ketika suatu lingkungan masyarakat tidak dibangun dengan hubungan yang 

erat, maka kesejahteraan tidak akan terwujud. Salah satu faktor yang paling 

mendasar sehingga suatu lingkup masyarakat menjadi senjang adalah 

adanya kekerasan yang dilakukan baik secara individu ataupun 

berkelompok. 

Terkait pembahasan mengenai kekerasan, kekerasan yang menimpa 

anak-anak semakin hari semakin mengkhawatirkan baik dari sisi jumlahnya 

yang terus meningkat maupun dari sisi jenisnya yang semakin beragam, 

mulai pembunuhan, pecabulan, pemerkosaan, penelantaran, penculikan, 

                                                 

3Abū ‘Abdillah Muh}ammad bin Ismā‘īl bin Mugīrah al-Bukhārī, Al-Jāmi‘ al-Musnad al-
Ṣahīh al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillah saw wa Sunanu-hu wa Ayyāmu-hu, Juz I, (Cet. I; t.t.: 
Dār Tūq al-Najāh 1422 H), h. 103. 
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pemukulan, penyekapan, sampai yang hanya sekedar membuat mereka 

gelisah. Kekerasan memang meninggalkan bekas luka yang mengerikan, 

menyakitkan, bahkan mematikan. Kekerasan seringkali terjadi bukan pada 

mereka yang tak dikenal, tapi justru pada orang-orang yang sudah dekat, 

seperti: guru, saudara, teman, tetangga, orang tua tiri, bahkan orang tua 

kandung.4 

 Hal yang pertama kali muncul saat disebut kekerasan adalah adanya 

paksaan, penindasan, kekejaman. Atau dalam kontek agama Islam ke-

zaliman atau menzalimi, yang tentunya hal tersebut di larang dalam agama. 

Sebagaimana penjelasan secara kompleks dalam sebuah hadis riwayat 

‘Abdullah bin Umar; 

نَ 
 
هُ أ ر  خْب 

 
الِمًا أ نَ س 

 
ابٍ أ نِ ابْنِ شِه  يْلٍ، ع  نْ عُق  يْثُ، ع 

َ
ا الل دَث ن  يْرٍ، ح 

 
ى بْنُ بُك ي  حْ ا ي  دَث ن  ح 

ى اللُّ 
َ
ل  اللِّ ص 

 
سُول نَ ر 

 
هُ: أ ر  خْب 

 
ا، أ نْهُم  ضِي  اللُّ ع  ر  ر  بْد  اللِّ بْن  عُم  س   ع  يْهِ و 

 
ل : ع 

 
ال م  ق 

َ
ل

ان  اللُّ فِي »
 
خِيهِ ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك م   يُسْلِمُهُ، و 

 
لا ظْلِمُهُ و   ي 

 
خُو المُسْلِمِ لا

 
المُسْلِمُ أ

ةِ  ام  وْمِ القِي  رُب اتِ ي 
ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
نْهُ ك رَج  اللُّ ع  ةً، ف  رْب 

ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م  تِهِ، و  اج  نْ  ،ح  م  و 

ةِ  ام  وْم  القِي  هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  «س 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Bukair telah menceritakan 
kepada kami al-Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim 
mengabarkannya bahwa 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma 
mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak 
menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang 

                                                 

4  Ulya, “Mewaspadai kekerasan simbolik dalam ralasi orang tua dan anak”, 
Plasteran,vol. 9, no. 2, (2016), hal. 2, Diakses pada tanggal 22 November 

5Abū ‘Abdillah Muh}ammad bin Ismā‘īl bin Mugīrah al-Bukhārī, Al-Jāmi‘ al-Musnad al-
Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillah saw wa Sunanu-hu wa Ayyāmu-hu, Juz 3, h. 128. 
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membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu 
kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, 
maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-
kesusahan hari qiyamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka 
Allah akan menutup aibnya pada hari qiyamat ."  

Hadis di atas merupakan bentuk peringatan dan himbauan Rasulullah 

saw. terkait hubungan sesama manusia khususnya umat muslim dan 

digambarkan sebagai hubungan persaudaraan yang erat sehingga dilarang 

untuk saling menyakiti denga kata lain saling menzalimi atau bertindak 

kekerasan antara satu dengan lainnya. Secara umum kekerasan terbagi atas 

dua bagian yakni kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Kekerasan fisik 

adalah perilaku yang dilakukan dan berhubungan dengan gerakan fisik 

manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain, efek dari 

kekerasan fisik adalah badan terluka atau babak belur dan harta yang habis. 

Dalam fenomena kekerasan yang di maksud di atas adalah kekerasan 

nyata, yang mudah dikenali dan mudah diamati sehingga penyelesaiannyapun 

terasa lebih mudah pembuktiannya. Di samping ada kekerasan yang bersifat 

nyata sebagamana tersebut, ada pula kekerasan yang laten, yang pelakunya 

tidak merasa, korbannya juga tidak menyadari, dan orang lainpun tidak 

mengenali. Kekerasan ini disebut dengan kekerasan simbolik. Kekerasan ini 

telah mewarnai di segala relung-relung kehidupan. Setiap ada relasi sosial 

yang tak seimbang atau tak setara bisa dipastikan di situlah tempat 

berlangsungnya kekerasan simbolik, seperti: dalam kehidupan politik sosial, 

ekonomi, kesehatan, pendidikan, bahkan dalam ranah praktik keberagamaan, 

dan dalam keluarga.6 

                                                 

6  Ulya, Mewasapadai kekerasan simbolik dalam Relasi Orang tua dan anak, 
“ Palastren”, vol. 9, no. 2, (2016), hal. 2 
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Untuk menjawab paradigma sosial yang terjadi ini, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian ini dari sisi pandangan agama perspektif hadis 

Nabi saw. Penulis menggunakan pendekatan ma’ani al-hadis dengan 

meminjam teori kritis Pierre Bourdieu tentang kekerasan simbolik. Sehingga 

peneliti teratarik meneliti terkait “Kekerasan Simbolik Perspektif Hadis 

Nabi saw”. pendekatan dan teori ini memang memiliki karakteristik khas yang 

bertujuan untuk mempertanyakan kembali kondisi yang selama ini justru 

dianggap sudah mapan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, maka penulis dapat 

merumuskan beberapa masalah sebagai bahan kajian ini, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Kualitas Hadis tentang Kekerasan Simbolik? 

2. Bagaimana Kandungan Hadis tentang tentang Kekerasan Simbolik? 

3. Bagaimana Implementasi Hadis tentang Kekerasan Simbolik. 

C. Pergertian Judul 

Judul skripsi yang penulis angkat adalah “Kekerasan Simbolik 

Perspektif Hadis Nabi saw (Analisis Ma‘āni al-Ḥadīṣ)”, sebagai langkah awal 

untuk penelitian lebih lanjut dan untuk membahas skripsi agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam penulisan ini maka penulis menguraikan pengertian 

judul sebagai berikut : 

1. Kekerasan Simbolik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kekerasan” bermakna 

tindakan seseorang atau kelompok yang menimbulkan rasa sakit atau cedera 
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atau matinya seseorang serta membuat fisik orang lain rusak.7 Sedangkan kata 

“Simbolik” adalah akar dari kata simbolis yang bermakna lambang.8 

2. Perspektif Hadis 

Kata “Perspektif” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

metode menggambarkan objek pada bidang yang dilihat secara tiga dimensi,  

posisi, opini.9 Sedangkan Hadis menurut pandangan ulama hadis adalah segala 

ucapan, perkataan, taqrir (pengakuan) Nabi Muhammad Saw.10 

3. Ma’ānil Hadis 

Ma’anil al-Hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal lafal 

dan makna yang ada pada berbagai matan hadis tergantung dengan 

kondisinya. Ilmu Ma’āni al-Hādīs, a) Pengertian Kata al-Ma’āni adalah bentuk 

flural dari kata al-Ma’āni yang berakar kata dari huruf-huruf ‘ayn, nun dan harf 

mu’atal yang mengandung tiga arti: (1) maksud sesuatu; (2) kerendahan dan 

kehinaan; (3) penampakan dan kemunculan dan kemunculan sesuatu. Al-

Ma’ani berarti sesuatu maksud yang muncul dan tampak pada sesuatu (kata) 

jika diadakan pembahasan atasnya. Sedangkan kata al-Hadis jamaknya al-

Ahadis, al-hidsan dan al-Hudsan berakar dari huruf-huruf ha, dal dan sa, yang 

memiliki banyak arti diantaranya: (1) al-Jadid yang baru, lawan kata dari kata 

                                                 

7  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional 
Jakarta, 2008, Kekerasan, hal. 698 

8  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional 
Jakarta, 2008, Simbol, hal. 1350 

9  KBBI Offline V 0.3.2. Badan Pembinaan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2019. 

10 Andi Rasdiyanah, La Ode Ismail Ahmad, dkk, Pengantar Dasar Ilmu Hadis, (Cet.I; 
Bantul: Semesta Aksara, 2021), h. 1. 
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al-Qadim (yang lama); (2) al-Khabar (kabar atau berita).11 Ulama hadis pada 

umumnya berpedapat bahwa yang dimaksud dengan hadis ialah segala 

sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa ucapan, berbuatan 

dan taqrir. Hadis dalam pengertian ini oleh ulama hadis disinomkan dengan 

istilah al-sunnah. Dengan demikian, bentuk –bentuk hadis al-sunnah ialah 

segala berita berkenaan dengan (1) sabda; (2) perbuatan; (3) taqrir; dan (4) 

hal-hal ihwal Nabi saw. yakni segala sifat dan keaadaan pribadi beliau.12  

Ma’āni al-Ḥādīs berarti maksud atau pemunculan sesuatu yang isi 

yang terdapat dalam ucapan nabi saw. Dengan demikian ilmu Ma’ānī al-Hādis 

mengkaji tentang bagaimana memahami hadis Nabi Saw. dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konteks semantis dan struktur 

linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis (baik mikro maupun makro, 

posisi dan kedudukan Nabi Saw. ketika menyampaikan hadis, konteks audien 

yang menyertai Nabi Saw, serta bagaimana menghubungkan teks hadis masa 

lalu dengan konteks kekinian, sehingga dapat menangkap maksud (maqāṣīd) 

secara tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian yang 

selalu dinamis.  

Maka, yang dimaksud dengan judul diatas adalah untuk menjelaskan 

pandangan Hadis tentang kekerasan simbolik dengan metode Ma’ānil al-Hadīs 

agar bisa menginterpretasikan Hadis tersebut dengan tepat. 

D. Kajian Pustaka 

                                                 

11 Arifuddin Ahmad, “Metodologi Pemahaman Hadis”, ( Makassar: Alauddi University 
Press, 2012) , h. 6. 

12  M. Syuhudi Ismail, “Kaedah kesahihan sanad hadis”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 
h. 25. 
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Secara umum, kajian pustaka atau karya sebelumnya akan memotivasi 

calon peneliti untuk merujuk karya ini. Tentunya ada juga penelitian yang 

berkaitan dengan topik yang diteliti. Ini memungkinkan para peneliti untuk 

mengidentifikasi kemungkinan implikasi dan kontribusi ilmiah dari penelitian 

mereka dalam konteks waktu tertentu.  

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Rina Oktafia Putri terkait “Praktek 

Kekerasan Simbolik (Relasi Guru dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam)” 

(2018), Praktik kekerasan simbolik kepada peserta didik tidak terlepas dari 

dinamika pendidikan di Indonesia yang terkadang seorang guru tidak 

memperhatikan keadaan psikologis seorang peserta didik ketika menuturkan, 

memperagakan beberapa gestur yang dianggap dapat memberikan efek 

kekerasan secara tidak langsung kepada muridnya.13 

Kedua, Jurnal yang dilakukan oleh Prima Ayu Rizqi Mahanani terkait 

“Praktik Kekerasan Simbolik dalam Pemaknaan Perempuan Bekerja Menurut 

Manhaj Salafi”, pada tulisan tersebut menjelaskan terkait paradigma yang 

terbangun tentang pembatasan pekerjaan kepada perempuan dalam 

perspektif Manhaj Salafi.14 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Farah Samrotul Fuadah (2019) 

berjudul “Kekerasan Simbolik pada Perempuan dalam Konten Video Youtube 

Ustadz Felix Siauw Tahun 2018-2019”.15 Dalam penelitian tersebut dilakukan 

                                                 

13Rina Oktafia Putri, “Praktek Kekerasan Simbolik (Relasi Guru dan Peserta didik dalam 
Pendidikan Islam)”, Millah: Studi Agama, Vol 17 No 2 (2018):h. 319-336. (Diakses pada tanggal 
3 Maret 2023) 

14 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan 
Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), h. 4-6 

15Farah Samrotul Fuadah, “Kekerasan Simbolik pada Perempuan dalam Konten Video 
Youtube Ustadz Felix Siauw Tahun 2018-2019”, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga:Fakultas dakwah 
dan Komunikasi, 2019). (Diakses pada tanggal 3 Maret 2023) 
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menggunakan analisis semiotika Rolland Barthes dan ditemukan bentuk 

ketidak adilan dan ketidak setaraan gender dalam konten ceramah ustadz 

Felix. 

Keempat, Buku yang ditulis oleh Nanang Martono (2012), berjudul 

“Kekerasa Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre 

Bourdieu”. Dalam buku tersebut menggambarkan tentang berbagai bentuk-

bentuk kekerasan simbolik yang dilakukan dalam lingkungan sekolah, bahwa 

sekolah adalah tempat yang paling cocok untuk menyuburkan tindakan-

tindakan kekerasan simbolik.16 

Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan berbagai penelitian atau 

tulisan lebih spesifik kepada teori kekerasan simbolik dan bagaimana 

kekerasan simbolik tersebut terjadi dalam lingkungan masyarakat umum, baik 

di sekolah, keluarga, ataupun media-media. Sehingga peneliti berkesimpulan 

bahwa belum ada yang meneliti kekerasan simbolik tersebut dari sudut 

pandang hadis. 

Oleh karena itu, dapat diketahui fokus kajian skripsi ini yang 

memaparkan perbedaan dengan kajian terdahulu. Penelitian ini bersifat 

teoretis yang berkenaan dengan teori-teori. Penelitian ini berusaha mengkaji 

tentang kekerasan simbolik dalam sudut pandang hadis dan dilakukan dengan 

menggunakan kritik hadis serta analisis ma’anil hadis. Perbedaan mencolok 

dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memaparkan alasan-alasan 

yang telah disyariatkan oleh agama. 

E. Metodologi Penelitian 

                                                 

16Nanang Martono, Kekerasan Simbolik di Sekolah, (Cet.I;Jakarta:Rajawali Press, 2012). 
(Diakses pada tanggal 3 Maret 2023) 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan 

mengumpulkan data-data yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini 

bersifat kualitatif deskriptif dan bertumpuh pada kualitas data. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Ilmu Hadīs 

Pendekatan Ilmu hadis yang dimaksud adalah pendekatan yang 

berdasar pada syarat diterima sebuah hadis. Langkah yang penulis lakukan 

yaitu dengan  

Pendekatan Ma‘ānil al-Hadīs melihat ketersambungan antar sanad 

hadis, para periwayat hadisnya bersifat ‘adl17 dan ḍabit, tidak terdapat syaz18 

dan ‘illat.19 

Pendekatan Ma‘ānil al-Hadis yang dimaksudkan adalah menjelaskan 

tentang hal ihwal lafal dan makna yang terdapat pada matan hadis sesuai 

dengan kondisinya sehingga mendapatkan pemahaman secara komperhensif. 

b. Pendekatan Ilmu Psikologi 

                                                 

17  Maksud dari keadilan perawi ialah perawi yang berperilaku adil/lurus dalam 
agama serta memenuhi kriteria seperti muslim, balig, berakal, selamat dari sebab-sebab 
kefasikan dan menjaga muru’ah. Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad Antara 
Normativitas dan Historisitas (Cet. I; Gowa: Pustaka Almaida, 2019), h. 48-49. 

18Menurut Imam al-Syafī'ī, jika sebuah hadits diriwayatkanhanya oleh satu perawi 
siqah dan perawi ṣiqah lainnya tidak meriwayatkan hadits tersebut, maka hadits tersebut 
tidak dinyatakan syuẓuẓ. Syuẓuẓ hanya jika hadits yang diceritakan oleh seorang perawi 
pencari bertentangan dengan hadits yang diceritakan oleh banyak perawi yang juga ṣiqah.. M. 
Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2014), h. 144. 

19 Makna“Illat”dalam hadits yang di kemukakan oleh Ibnal Ṡalah dan al-Nawawi, 
merupakan penyebab tersembunyi yang mempengaruhi kualitas hadis. Kehadirannya 
membuat hadis yang tampak shahih menjadi tidak autentik. M. Syuhudi Ismail, Kaidah 
Kesahihan Sanad Hadis, h. 152. 
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Ilmu Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

kejiwaan manusia yang tercermin dalam prilaku dan sikap baik secara 

lahiriyah dan bathiniyah. Psikologi tidak terlepas dari peran serta manusia 

dalam mengatur emosi yang merupakan bagian dari kejiwaan manusia 

tersebut.  

Materi formal psikologi adalah jiwa manusia. Jiwa manusia bersifat 

abstrak dan tidak konkrit, karena itu untuk memenuhi unsur empiris psikologi 

sebagai ilmu pengetahuan, maka psikologi mempelajari gejala yang 

ditimbulkan oleh kejiwaan manusia yang tampak secara lahiriyah. Bathiniyah 

adalah bagian dari kejiwaan yang terdapat didalamnya rasa sedih, murka, 

kesal dan sebagainya.20 

3. Metode Pengumpulan dan Sumber Data 

Dalam mengumpulkan penulis melakukan penelusuran tentang hadis 

terkait kekerasan simbolik atau hadis yang menjadi objek penelitian dengan 

melakukan takhrīj al-Ḥadīs.21 Sumber data primer penulis berasal dari kitab-

                                                 

20 Khairul dkk, “Metode Pendekatan Psikologis dalam Studi Islam”, Al-Mahyra, Vol 2 No 
1 (2021): h.20. https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/AL-MAHYRA/article/view/61 
(Diakses pada 17 Januari 2023) 

21Menurut bahasa, kata takhrīj adalah bentuk masdar dari kata kharraja-yukharriju-
takhrījan ( تخريجا-يخرج-خرج ), yang terdiri dari huruf kha, ra, dan jim, mempunyai dua makna dasar 

yaitu: al-nafāż ‘an al-syai’ (النفاذ عن الشئ) yang artinya menembus sesuatu dan ikhtilāf launain ( اختلاف
 yang artinya perbedaan dua warna. Abū al-Ḥusain Ah}mad ibn Fāris ibn Zakariyyā, Mu‘jam (لونين

Maqāyīs al-Lugah, Juz 2, h. 175. Kata takhrīj memiliki makna memberitahukan dan mendidik 
atau bermakna memberikan warna berbeda. Muḥammad ibn Mukrim ibn Manẓūr al-Afrīqī, 
Lisān al-‘Arab, Juz 2, h. 249. Menurut Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, takhrīj pada dasarnya 
mempertemukan dua perkara yang berlawanan dalam satu bentuk. Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Uṣūl 
al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānīd, (Cet. III; al-Riyād}: Maktabah al-Ma’ārif, 1417 H./1996 M), h. 
7. Takhrīj Ḥadīṣ adalah usaha merujuk pada hadis-hadis dalam berbagai kitab hadits (sebagai 
sumber asli dan hadits terkait) baik dari segi materi atau isi (matan) mau puncara 
penyampaian (sanad), penelusuran atau penelusuran.) dari hadits yang disajikan. M. Agus 
Solahudin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis (Cet. III; t.t: Pustaka Setia, 2017), h. 191. menurut 
Syuhudi Ismail bahwa takhrīj al-h}adīṣ ialah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai 
kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan yang di dalam sumber itu 
dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan. Muhammad Syuhudi 

https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/AL-MAHYRA/article/view/61
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kitab hadis standar (kutub al-tis‘ah). Sedangkan sumber data skunder penulis 

berasal dari kitab-kitab syarah, kitab-kitab fikih dan buku-buku, skripsi, tesis, 

disertasi, jurnal ilmiah dan hasil penelitian lainnya yang terkait dengan objek 

kajian. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua metode takhrīj yaitu: 

a. Takhrīj melalui lafal pertama pada matan hadis dengan merujuk pada 

kitab Jam‘ al-Jawāmi‘ karya Imam Jalāl al-Dīn al-Suyūtī. 

Kitab jam‘ al-jawāmi‘ atau kitab al-Jāmi‘ al-Kabīr ditulis oleh al-ḤafĪz} 

Jalāl al-Dīn Abū al-Faḍl ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr Muḥammad al-Khuḍairī 

al-Suyūṭī al-Syafī’i atau lebih dikenal dengan Imam al-Suyūṭī. Kitab ini 

diklasifikasikan dalam dua kelompok, 22  yakni hadis perkataan (qaulī), dan 

hadis perbuatan (fi‘lī). Sistematika dalam penyusunan hadis-hadis perkataan 

sama dengan urutan huruf-huruf hijaiyah berdasar pada matannya. Adapun 

ḥadiṣ fi‘lī penyusunannya berdasarkan pada nama sahabat sebagai penerima 

hadis dari Nabi saw. Setelah ditemukan beberapa hadis yang dikehendaki, 

maka ditemukan kode-kode23 yang merupakan tanda penyandaran terhadap 

hadis-hadis pada kitab sumbernya. 

                                                 
Ismail, Metodologi Penelitian Hadis, h. 43. Namun defenisi yang paling sering digunakan adalah 
“Mengkaji dan melakukan ijtihad untuk membersihkan hadis dan menyandarkannya kepada 
mukharrij-nya dari kitab-kitab al-jāmi’, al-sunan dan al-musnad setelah melakukan penelitian 
dan pengkritikan terhadap keadaan hadis dan perawinya”. Abd al-Raūf al-Manāwī, Faiḍ al-
Qadīr Syarḥ al-Jāmi‘ al-Ṣagīr, Juz I (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1356 H), h. 
17. 

22Abu Muḥammad Mahdi Ibn ‘Abd al-Qadīr Ibn ‘Abd al-Hādī, Ṭuruq Takhrīji Ḥadīṣ al-
Rasūl Allah Ṡallallāhu ‘Alaih wa Sallam (Cet. I; Beirut: Dār al-I‘tiṡām, 1994), h. 30. 

23 Kode-kode yang dimaksud sebagai berikut: 1) خ Imam Bukhari. 2) م Imam Muslim. 

 al-H{akim dengan penjelaan jika tidak dijadikan umum dalam ك (Ibnu Ḥibban. 4 حب (3

Mustadraknya. 5) ض Ḍiya’ al-Maqdisī dalam al-Mukhtarah. 6) د Abu Daūd al-Sajistanī. 7) ت al-

Turmuẓī. 8) ن al-Nasa’ī. 9) ه Ibnu Majah. 10) ط Abu Daūd al-Ṭayalisiī. 11) حم Aḥmad bin Ḥanbal. 

 (Abdul Razzaq. 14‘ عب (Abdullah bin Ah}mad bin Ḥanbal dalam Ziyadah al-Musnad. 13‘ عم (12

 .Ṭabranī dalam al-Ṡagir طب (Abu Ya’la. 17 ع (Ibnu Abi Syaibah. 16 ش (Ṡaid bin Manṣūr. 15 ص

 al-Daruquṭnī dengan قط (Ṭabranī dalam al-Ṡagir. 20 طص (ṬabranĪ dalam al-Ausaṭ. 19 طس (18
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Takhrīj melalui kata kunci yang terdapat pada matan hadis dengan 

merujuk pada kitab al-Mu’jam al-Mufahras li AlFaẓ al-Ḥadīṣ al-Nabawī karya 

A.J. Wensick. Kitab ini merujuk pada kutūb a-tis’ah.24 Cara ini bertumpu pada 

kosakata yang terdapat pada matan hadis, pelacakan pada kitab ini sangat 

efisien ketika menitikberatkan kosakata yang asing, namun di sisi lain 

pelacakan dapat dilakukan dengan menggunakan kosakata lainnya baik kata 

kerja ataupun benda.25 Kitab ini tersusun sesuai dengan urutan huruf mu‘jam 

sebagaimana ketika mencari kosakata dalam kamus Arab. 

Selain metode di atas, peneliti juga melakukan pelacakan hadis melalui 

aplikasi Maktabah Syāmilah (CD Room) untuk mempermudah proses 

penelitian ini. 

b. Takhrīj menurut tema hadis atau biasa disebut juga takhrīj mauḍū’ī 

(takhrīj tematik) dengan merujuk pada Kitab Kanz al-‘Ummāl fī Sunan al-

Aqwāl wa al-Af‘āl  karya Imam al-Muttaqī 

Cara melacak dengan menggunakan metode ini terlebih dahulu peneliti 

diharuskan untuk cermat dalam menganalisis kandungan hadisnya yang 

                                                 

dijelaskan bila tidak dijadikan umum dalam Sunan. 21) حل Abu Na’im dalam al-Ḥilyah. 22) ق 

al-Baihaqī dengan dijelaskan bila tidak dijadikan umum dalam Sunan. 23) هب al-Baihaqi> 

dalam Sya’bul Iman. 24) عق al-‘Aqilī dalam al-Ḍu’afa. 25) عد Ibnu ‘Adī dalam al-Kamil. 26) خط 

al-Khaṭib dengan dijelaskan bila tidak dijadikan umum dalam al-Tarikh. 27) كر Ibnu Asakir 

dalam Tarikhnya. Selanjutnya perbedaan antara kitab al-Jami’ al-Ṡagir dan al-Jami’ al-Kabir 

yaitu kode huruf Qaf ( ق ). Huruf Qaf dalam kitab al-Jami’ al-Ṡagir berarti Muttaqun ‘Alaihi, 

tetapi dalam kitab al-Jami’ al-Kabir berarti Imam al-Baihaqi. Lihat Abu Muh}ammad Mahdi Ibn 
‘Abd al-Qadīr Ibn ‘Abd al-Hādī, Ṭuruq Takhrīj Ḥadīṣ al-Rasūl Allah ṡallallāhu ‘Alaih wa Sallam, 
h. 32-33. 

24 Kutub al-tis‘ah yaitu:1) Ṡaḥīḥ al-Bukhārī, 2) Ṡaḥīh Muslim, 3) Sunan al-Turmiẓī, 4) 
Sunan Abū Dāwud, 5) Sunan al-Nasā’ī, 6) Sunan Ibnu Mājaḥ, 7) Sunan al-Dārimī, 8) Muwaṭṭa’ 
Imam Mālik, dan 9) Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal. 

25 Abu Muḥammad Mahdi Ibn ‘Abd al-Qadīr Ibn ‘Abd al-Hādī, Ṭuruq Takhrīji Ḥadīṣ al-
Rasūl Allah Ṡallallāhu ‘Alaih wa Sallam, h. 60-61. 
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bertujuan untuk dapat menentukan tema hadisnya. Penyusunan tema dalam 

kitab ini berdasarkan pada urutan huruf mu‘jam. 

c. Takhrīj berdasarkan kualitas hadis dengan merujuk pada kitab Ṡaḥīḥ al-

Jāmi‘ al-Ṡagīr wa Ziyādatih, Ḍa‘īf al-Jāmi‘ al-Ṡaīr wa Ziyādatih karya Nāṡir 

al-Dīn al-Albāni.  

Cara kerja metode takhrīj ini peneliti terlebih dahulu diharuskan untuk 

mengetahui status hadisnya utamanya dalam hal kualitas hadis lalu kemudian 

melakukan pelacakan pada kitab-kitab yang tersusun berdasarkan kualitas 

hadis. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Data yang terkumpul dari proses takhrīj al-Ḥadīṣ selanjutnya 

diklasifikasi dan diindentifikasi. 

b. Selanjutnya melakukan i’tibār 26 terhadap sanad 27  agar dapat 

menentukan syāhid dan mutābi‘ dengan membuat skema sanadnya. 

c. Melakukan kritik terhadap sanad hadis pada hadis yang diteliti. 

d. Melakukan kritik terhadap matan hadis pada setiap lafal hadis yang 

diriwayatkan, agar dapat mengetahui terjadinya ziyadah,28dan inqilāb,29 

                                                 

26  Proses observasi atau penyelidikan terhadap beberapa jalur isnād yang diduga 
sendirian (fard), untuk mengetahui apakah ada orang lain yang meriwayatkan hadis atau tidak, 
sehingga nantinya diketahui apakah hadis tersebut mempunyai mutābi‘ atau syāhid (penguat 
atau pendukung) atau tidak. M. Mashuri Mochtar, Kamus Istilah Hadis (Cet. I; Pasuruan: 
Pustaka Sidogiri, 1435 H), h. 80. 

27 Menurut istilah ahli hadis ialah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. 
Teungku Muhammad Hasbi ash-Ashiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, edisi ketiga 
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 147. 

28 Ziyādah ialah penambahan perkataan perawi yang ṣiqah. M. Mashuri Mochtar, 
Kamus Istilah Hadis, h. 173. 

29 Maqlūb atau Inqilāb ialah hadis yang di dalamnya terjadi pergantian lafal dengan 
lafal lain, atau mengakhirkan sebuah lafal dan mendahulukan lafal yamg lain. M. Mashuri 
Mochtar, Kamus Istilah Hadis, h. 307. 
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Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui terjadinya periwatan secara 

lafal (riwayah bi al-lafz}) atau priwayatan secara makna (riwayah bi al-

ma’nā). 

e. Untuk memahami kandungan matan hadis Nabi saw, maka perlu 

menggunakan teknik interpretasi. Teknik interpretasi yang dapat 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Interpretasi Tekstual 

Interpretasi tekstual adalah suatu pendekatan dalam memahami 

hadis dengan mengacu pada teksnya semata, baik periwayatannya secara 

lafal maupun yang secara makna dan/atau memperhatikan pada bentuk 

dan cakupan makna. Pendekatan ini cenderung tidak memperhatikan latar 

belakang peristiwa hadis serta dalil-dalil lainnya.30 

2) Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual berarti metode dalam memahami matan 

hadis dengan pendekatan asbab al-wurud (konteks tempat Rasul; pelaku 

sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat dan/atau bentuk peristiwa) dan 

ditarik dalam konteks kekinian.31 

3) Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual diartikan sebagai interpretasi atau  cara 

memahami matan suatu hadis dengan memperhatikan pengelompokan 

                                                 

30 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis,h. 19. 

31 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 117. 
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terhadap hadis yang bersangkutan, serta hadis lain (tanawwu’) dan ayat-ayat 

dari al-Qur’an yang memiliki keterkaitan dengannya.32 

Teknik pengolahan data yang penulis gumakan adalah metode deduktif 

yaitu, proses berpikir atau menalar untuk menarik kesimpulan yang dimulai 

dari kaidah bersifat umum ke yang khusus. Dalam pengertian yang lebih 

sederhana deduktif adalah berpikir dari yang umum ke yang khusus.33 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian yaitu : 

a. Untuk mengetahui kualitas hadis kekerasan simbolik. 

b. Untuk mengetahui kandungan hadis kekerasan simbolik. 

c. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hadis tentang kekerasan 
simbolik. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 
sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah : 

Diharapkan mampu memperluas wawasan intelektual dan membuka 
khazanah pengetahuan tentang pribadi Nabi saw. utamanya terkait 

dengan kekerasan simbolik yang jarang diketahui oleh beberapa orang. 

b. Kegunaan praktis 

Mengetahui pandangan hadis Nabi saw. tentang pandangan hadis dalam 
menjawab fenomena kekerasan simbolik. Serta menjadi rujukan untuk 
lebih berhati-hati dalam melakukan atau bertindak pada lingkungan 
sosial.  

                                                 

32Arifuddin Ahmad, “Metodologi Pemahaman Hadis”; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 89. 

33  Imam Machali, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Cet. I; Yogyakarta: Program Studi 
Manajemen Pendidikan Islam, 2017), h. 10. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Kekerasan Simbolik 

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) perihal (yang bersifat, 

berciri) keras, paksaan, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang 

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan 

fisik atau barang orang lain.1 

Secara etimologis, Kekerasan merupakan terjemahan dari kata 

violence, yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Sedangkan Simbolik adalah 

perlambangan, yang dapat di pahami bahwa  Kekerasan Simbolik adalah 

lambang suatu perbuatan yang merugikan orang lain, atau lambang untuk 

menyampaikan suatu pernyataan lewat tindakan yang berakibat merugikan. 

Kekerasan simbolik merupakan istilah Pierre Bourdieu. Dia menunjuk 

pada kekerasan yang sifatnya laten, tidak disadari, juga tidak dirasakan, baik 

dari pelaku maupun korbannya. Kekerasan semacam ini tersebar di mana-

mana, termasuk dalam keluarga, seperti orang tua dan anak. Dengan dalih 

mendidik, mendisiplinkan, mengarahkan kepada kebaikan, dan seterusnya, 

biasanya orang tua, melakukan tutur katanya menggiring anaknya menuju 

ruang tunggal. Tanpa disadari oleh orang tua telah memaksa anak untuk 

berpendapat, bersikap atau berprilaku tertentu. Mereka tak di beri 

kesempatan bersuara tidak diberi alternatif pilihan-pilihan lain. Akhirnya 

entah itu dengan perasaan tidak suka, jengkel, merasa terpaksa, mereka 

cenderung mengikuti tuturan orang tua dengan alasan ketaatan dan takut 

                                                 

1  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional 
Jakarta, 2008, Kekerasan, h. 698 
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dicap durhaka. Dalam relasi seperti inilah, baik orang tua maupun anak tidak 

merasa dalam lingkaran kekerasan. Kedua memandang relasi yang demikian 

itu bersifat taken for granted dan seharusnya memang seperti itu. Kekerasan 

simbolik perlu diwaspadai karena menjadi pintu gerbang yang melahirkan 

kekerasan-kekerasan lain yang sifatnya lebih nyata. 

Dinamai kekerasan simbolik karena dampak yang biasa dilihat dalam 

kekerasan fisik tidak kelihatan. Prinsip simbolis ini diketahui dan diterima 

baik oleh pihak dominan yang menguasai dan pihak subdominan yang 

dikuasai. Prinsip ini menyerang dan menentukan cara berpikir, melihat, 

merasakan, dan bertindak individu.2 

Oleh Bourdieu, kekerasan simbolik ini muncul dari adanya struktur 

kelas dalam masyarakat. Adanya struktur kelas dalam masyarakat adalah 

akibat langsung dari adanya perbedaan, pemisahan, ketidaksamaan, ketidak 

setaraan atau ketidak seimbangan atau distingsi (distinction). Adanya distingsi 

dalam masyarakat disebabkan faktor kepemilikan modal (capital). 

Kepemilikan modal oleh pihak tertentu mengakibatkan ada pihak yang 

dianggap lebih unggul di satu sisi dan ada pihak yang terpinggirkan pada sisi 

yang lain. 

Bourdieu memetakan jenis modal menjadi 4 (empat), yaitu: modal 

ekonomi atau finansial, modal budaya, modal sosial, dan simbolik. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

a. Modal ekonomi atau finansial adalah kepemilikan sarana produktif dan 

atau sarana finansial. 

                                                 

2 Ulya, “Mewaspadai kekerasan simbolik dalam relasi orang tua dan anak”, Palastren, 
Vol. 9, No. 2, (2016), hal. 4 



19 

 

 

 

b. Modal budaya, meliputi kepemilikan ijazah, pengetahuan, kode budaya, 

cara berbicara, kemampuan menulis, pembawaan, cara bergaul, yang 

berperan dalam menentukan kedudukan soasial. 

Kapital budaya ini terbagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: 

1) Yang terintegrasikan ke dalam diri yaitu pengetahuan yang diperoleh 

selama studi dan yang disampaikan melalui lingkungan sosialnya, 

sehingga membentuk disposisi yang tahan lama,. 

2) Kapital budaya obyektif yang meliputi seluruh kekayaan budaya 

(buku, karya-karya seni), dan 

3) Kapital budaya yang terinstitusionalisir, bisa berpa: gelar pendidikan 

yang dilegalkan oleh institusi, menjadi anggota asosiasi, ilmuan 

prestisius. 

c. Modal sosial berupa kemampuan bekerjasama karena budaya, 

kerjasama melahirkan kepercayaan. Semua dimensi soasial, organisasi, 

institusi, keluarga, merupakan tempat tumbuhnya kapital sosial. 

d. Modal simbolik bisa berupa jabatan, mobil mewah, gelar, status tinggi, 

nama besar keluarga. 

Dengan demikian maka kekerasan simbolik ada di mana-mana, dalam 

latar yang nyata sampai pada latar yang tersembunyi sekalipun, di dunia 

ekonomi dalam hubungan anatara pemilik modal atau pengusaha dam buruh; 

dalam interaksi sosial, anatar laki-laki dan perempuan; di panggung politik, 

anatar pemerintah dengan rakyaknya; di dalam pendidikan, anatar guru dan 

siswa; pada lingkaran kesehatan, anatar dokter dan pasien; juga tak terkecuali 

dalam praktek keberagamaan, anatar ulama dan masyarakat awam; dan dalam 

keluarga sperti anatara orang tua dan anak, dan lain-lain, juga di seluruh 

tingkatan paedagogik dimanapun diselenggarakan bahwa di situlah juga 
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melekat kekerasan simboli, yakni selama ada pihak dominan yang berdaya 

upaya menentukan sistem nilai tertentu atas pihak subdominan lainnya. 

Kekerasan simbolik yang berada dalam setiap adanya relasi sosial yang 

setara dapat ditengarai dengan adanya dominasi simbolik. Pada umumnya 

dominasi simbolik merepresentasikan dirinya dalam bentuk: 1). Pelaku 

mengkategorisasikan, membagi, dan memanipulasi korbannya dalam 

kelompok atau komunitas tertentu. Contah: pelaku mengatakan jika ada orang 

muslim yang tidak melakukan salat, maka dia kafir atau jika ada anak yang 

mengabaikan perintah ibunya maka dia termasuk  orang yang durhaka, dan 

lain; 2). Pelaku mendatangi dan menilai korbannya dengan klaim-klaim ilmiah. 

Contoh: di hadapan guru-guru, pelaku mengatakan bahwa mereka yang 

melakukan ujian lisan akan mendapatkan hasil yang lebih obyektif dari pada 

mereka yang melakukan ujian secara tertulis; di hadapan siswa-siswa, pelaku 

berkata bahwa, kewajiban bagi siswa adalah belajar, dan belajar agar harus 

lulus dalam ujian nanti; 3). Pelaku membentuk korbannya ke dalam makna-

memberi pada mereka sendiri, seperti seorang suami yang berkata kepada 

istrinya: “ Kamu boleh bekerja di luar rumah asalkan anak-anak tetap terawat 

karena tugas seorang istri itu adalah mendidik anak-anak”3 

Dalam kekerasan simbolik, melalui wacana atau bahasa maka pihak 

dominan berupaya menanamkan suatu habitus tertentu berupa ketaatan pada 

norma-norma atau tunduk pada ideologi tertentu, mengafirmasi budaya, 

kebiasaan, gaya hidup tertentu, dan seterusnya. Habis sendiri sering dipahami 

sebagai hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis yang tidak selalu 

harus disadari. Tindakan praktis ini menjadi kemampuan yang kelihatan 

                                                 

3 Ulya, “Mewaspadai kekerasan simbolik dalam relasi orang tua dan anak”, Palastren, 
Vol. 9, No. 2, (2016), hal. 5-6 
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alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu, teramsuk dalam 

keluarga. 

Bagi pelaku atau yang dominan, wacana dengan simbol-simbol bahasa 

yang digunakan sebgai media komunikasi sungguh memegang peranan yang 

signifikan untuk menggiring, mengarahkan, mempengaruhi, mengontrol 

sasaran atau korbannya sebagai pihak subdominan. Ini dilakukan dengan 

beragam cara tetapi yang paling penting menurut Bourdieu bahwa cara 

pengontrolan dilakukan dengan penciptaan rasa bersalah. 

Melalui wacana dan atau bahasa, kekerasan simbolik dalam sebuah 

relasi sosial menyembunyikan kekuatan memaksanya secara sah melalui 

statemen-statemen yang dituturkan oleh pihak dominan yang kemudian 

dinyatakan dan diberlakukan sebagai statemen universal. Bourdieu 

mengistilahkannya dengan teknik doxa. Dengang teknik doxa ini maka 

kekuatan memaksa menjadi tersamarkan, yang tampak malahan sebuah 

watak realsi sosial yang taken for granted, wajar, dan alamiah, karena 

kekuatan memaksa disembunyikan dengan cara mengatasnamakan norma-

norma tertentu, keilmiahan, bahkan religiusitas. 

Kekerasan simbolik seperti ini menjadi laten dan bersifat nirsadar 

sehingga banyak orang yang tidak menganggap dan tidak menagkui itu 

sebagai kekerasan karena memang didasarkan atas pelimpahan kepercayaan, 

loyalitas persoanal, kesediaan menerima, pemberian, pengakuan, kesalehan, 

yang semuanya diterima karena sebagai penghormatan etis atau memenuhi 

kesalehan dan berharap pada keselamatan.4 

                                                 

4 Ulya, “Mewaspadai kekerasan simbolik dalam relasi orang tua dan anak”, Palastren, 
Vol. 9, No. 2, (2016), hal. 8-9 
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Bourdieu menawarkan tiga perspektif yang segar (atau boleh 

dikatakan baru) dalam memahami masyarakat. Pertama, penggunaan konsep 

habitus dianggap berhasil mengatasi masalah dikotomi individumasyarakat, 

agen-struktur sosial, kebebasan-determinisme. Kedua, Bourdieu mencoba 

membongkar mekanisme dan strategi dominasi. Menurutnya, dominasi tidak 

lagi diamati melulu dari akibat-akibat luar, tetapi juga akibat yang dibatinkan 

(habitus). Dengan menyingkap mekanisme tersebut kepada pelaku sosial, 

sosiologi memberi argumen yang dapat menggerakan tindakan politik. 

Perubahan politik dan sosial lalu bisa dipahami sebagai bertemunya upaya 

dari diri dan tindakan kolektif.5 Ketiga, Bourdieu menjelaskan logika praksis 

pelaku-pelaku sosial dalam lingkup sosial yang tidak setara dan konfliktual. 

Logika ini mengatasi model Marxis yang hanya berhenti pada penjelasan 

masyarakat yang dikatakan menjadi infrastruktur ekonomi. Dia 

mengemukakan pandangan bahwa lingkup sosial dibentuk dari beragam 

ranah yang otonom, (budaya, politik, gender, seni, dan tidak hanya ekonomi) 

yang mendefinisikan model-model dominasi dalam masyarakat. 

Perkakas utama Bourdieu dalam memahami masyarakat adalah 

terletak pada konsep habitus and field, juga strategi untuk mencapai dan 

mempertahankan kekuasaan. Membahas habitus secara memadai 

mengandaikan suatu bentuk epistemologi sejarah dalam arti mengungkap 

relevnasi parktis suatu wacana.6 Konsep ini sebenarnya berasal dari tradisi 

pemikiran filsafat, bukan merupakan ciptaan asli Bourdieu. Dalam bahasa 

Latin, habitus bisa berarti kebiasaan (habitual), penampilan diri (appearance), 

                                                 

5  Fauzi Fashri, Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre 
Bourdieu, (Yogyakarta: Juxtapose, 2007), 81-93 

6 Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa, (Majalah BASIS, Nomor 11- 
12 Tahun Ke-52, November-Desember, 2003), 9. 
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atau bisa pula merujuk pada tata pembawaan yang terkait dengan kondisi 

tipikal tubuh. Selain itu, istilah habitus juga menunjukan aspek perlengkapan 

bagi substansi tertentu, seperti yang ditemukan dalam pemikiran Aristoteles 

mengenai pembagian ada (being). 7  Ritzer menguraikan konsep habitus 

Bourdieu, juga mengungkapkan habitus sebagai “akal sehat” (common sense) 

yang merefleksikan pembagian objektif dalam struktur kelas seperti kelompk 

usia, jenis kelamin, dan kelas sosial. Dalam hal ini, habitus bisa jadi merpakan 

fenomena kolektif, dia memungkinkan orang untuk memahami dunia sosial, 

namun keberadaan berbagai habitus berarti bahwa dunia sosial dan 

strukturnya tidak menancapkan dirinya secara seragam pada setiap aktor. 

Dengan demikian habitus memungkinkan dibangunnya teori produksi 

sosial pelaku dan logika tindakan, ia merupakan faktor penjelasan logika 

berfungsinya masyarakat. Dalam perspektif ini, sosialisasi menjadi bentuk 

pengintegrasian habitus kelas. Ia menghasilkan kepemilikan individu pada 

kelas dengan mereproduksi kelas sebagai kelompok yang memiliki kesamaan 

habitus. Haryatmoko, yang mengutip Bourdieu mengatakan bahwa “setiap 

sistem disposisi individu adalah variabel struktural sistem disposisi yang lain, 

dimana terungkap kekhasan posisinya di dalam kelas dan arah yang dituju. 

Gaya pribadi, praktik-praktik kehidupan atau hasil karya, tidak lain kecuali 

suatu jarak terhadap gaya khas suatu zaman atau suatu kelas, sehingga gaya 

itu mengacu pada gaya umum, tidak hanya melakukan keseragaman, tetapi 

juga melalui pembedaan yang menghasilkan pembawaan tertentu”. 

Pierre Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai pengkondisian yang 

dikaitkan dengan syarat-syarat keberadaan suatu kelas. Menurutnya sistem-

                                                 

7 Bagus Takwin, “Habitus: Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup” dalam 
buku Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), 35-54. 
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sistem disposisi tahan waktu dan dapat diwariskan, struktur-struktur yang 

dibentuk, yang kemudian akan berfungsi juga sebagai struktur-struktur yang 

membentuk adalah merupakan hasil dari suatu habitus. Dengan demikian, 

habitus adalah merupakan hasil ketrampilan yang menjadi tindakan praktis 

(tidak selalu disadari) yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu 

kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan 

sosial tertentu. Bourdieu mencontohkan dalam hal penguasaan bahasa, 

penulisan atau pemikiran. Seniman, sastrawan, penulis atau pemikir 

dikatakan mampu menciptakan karya-karya mereka berkat kebebasan 

kreatifnya karena mereka tidak lagi menyadari tanda-tanda atau gaya yang 

sudah mereka integrasikan ke dalam dirinya. Apa yang dipercaya sebagai 

kebebebasan kereatif sebetulnya merupakan buah pembatasan 

strukturstruktur. Jadi habitus menjadi sumber penggerak tindakan, pemikiran 

dan representasi. 

Kekerasan simbolik salah satunya terjadi di dunia pendidikan; ketika 

seorang guru menyatakan harga dirinya lebih tinggi dan harus dipatuhi oleh 

muridnya; ketika seorang guru menunjuk dan mengatakan peserta didiknya 

bodoh. Kekerasan simbolik itu terjadi dan bisa juga muncul melalui gesture, 

tidak berupa kekerasan fisik; ketika seorang guru melihat peserta didiknya 

menyontek dan langsung menatap peserta didiknya dengan tatapan sinis. 

Pendidikan menurut Bourdieu menjadi reproduksi sosial kelas, melalui 

penyebaran habitus kelas sosial dominan. Reproduksi sosial kelas itu terjadi, 

ketika seorang guru masih menjadi kelas dominasi dan murid menjadi kelas 

terdominasi. Intinya seorang murid tidak bisa melakukan transformasi 

ideologi kelas sosialnya yang terdominasi, jika diberikan habitus oleh guru 

habitus kelas terdominasi (malas, pendiam, penakut, terlalu patuh, pasrah 



25 

 

 

 

pada nasib, tidak kreatif, hanya ibadah tidak berusaha). Habitus diperoleh 

sebagai akibat dari ditempatinya posisi di dunia sosial dalam waktu yang 

panjang.8 

Selama bertahun-tahun penyebaran habitus itu dilakukan guru kepada 

peserta didiknya. Jadi, misalkan seorang guru memberikan habitus kepada 

muridnya sumber daya manusia Indonesia adalah lemah. Salah besar bagi 

guru tersebut, karena manusia Indonesia sudah ditakdirkan sumber dayanya 

lemah sebelum manusia Indonesia itu bertindak. Padahal salah satu contoh BJ 

Habibie adalah orang Indonesia pertama yang bisa membuat pesawat terbang. 

Habibie merupakan salah satu bukti bahwa sumber daya manusia Indonesia 

tidak lemah. Satu lagi, seorang guru mengatakan manusia Indonesia 

malasmalas. Padahal kenyataannya pasarpasar yang ada di Jakarta sudah buka 

pukul empat pagi subuh; dalam hal ini manusia Indonesia rajin-rajin mencari 

nafkahnya.  

Sebuah paradoks pendidikan kita seperti Bourdieu bilang sebagai 

reproduksi kelas sosial yang terdominasi; lemah dan malas. Habitus yang 

sudah begitu kuat tertanam serta mengendap menjadi perilaku fisik 

disebutnya sebagai Hexis Hexis adalah perilaku fisik individu secara refleks 

otomatis yang sudah terlihat sebagai norma-nilai yang berlaku. Sebagai 

contoh, seorang siswa mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum 

masuk kelas, dan seorang siswa sebelum jalan sekolah mencium tangan kedua 

orang tuanya. 

                                                 

8  Ritzer & Goodman. Teori Sosiologi Klasik–Post Modern Edisi Terbaru (Trans: 
Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2012. Hlm: 581 
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Setiap kapital dalam konsep Bourdieu adalah berkaitan, juga bisa 

mengalami perubahan. Setiap individu bisa melampaui batasan-batasan 

kapitalnya (ekonomi), demi menaikkan kelas sosialnya di dunia sosial. 

Individu tersebut mempunyai modal budaya (menulis) dan modal simbolik 

(prestasi). Dengan mempunyai modal budaya dan simbolik, dapat menutupi 

modal ekonominya. Modal ekonomi akan individu dapati dengan usaha 

menjuarai suatu lomba tulisan, jika menang menjadi modal simbolik 

(prestasi). Modal simbolik ini lah yang membawa individu kepada modal 

sosial (jaringan sosialnya dengan penulis atau penerbit lain). Jadi, modal saling 

berkaitan satu sama lain, juga modal bisa berubah (meningkat) dan kelas 

sosial yang menggambarkan status sosial individu di masyarakat. 

Di dalam dialektis selera, kapital, habitus, kelas sosial dan ranah 

terdapat distingsi, distingsi adalah preferensi estetis kelompok berbeda di 

dalam masyarakat Antara artis dengan intelektual merupakan refleksi dari 

perjuangan tiada henti antara kelompok berbeda dari kelas dominan untuk 

mendefinisikan kebudayaan dan seluruh dunia sosial. Artis dengan intelektual 

menggambarkan distingsi, karena mereka mempunyai ranah yang berbeda, 

serta selera dan habitus berbeda pula. Artis ranahnya di dunia hiburan, 

sedangkan intelektual ranahnya di dunia akademik. Artis seleranya menyanyi, 

melawak, atau dugem. Intelektual tentunya seleranya membaca buku-buku 

ilmiah. Selera ini membawa kepada kelas sosial, yang ditentukan melalui 

ranahnya masing-masing (dunia hiburan dan dunia akademik). Menurut 

Haryatmoko, para pelaku menempati posisi-posisi masingmasing yang 

ditentukan oleh dua dimensi: pertama, menurut besarnya modal yang dimiliki; 

dan kedua, sesuai dengan bobot komposisi keseluruhan modal mereka: “untuk 

memahami bahwa sistem kepemilikan yang sama (yang menentukan posisi di 
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dalam arena perjuangan kelas) memiliki unsur yang dapat menjelaskan, 

apapun bidang yang dikaji, konsusmsi makanan, praktik prokreasi, opini 

politik atau praktik keagamaan, dan bahwa bobot yang terkait dengan faktor-

faktor yang membentuknya berbeda di satu arena dengan yang lain, dalam 

arena perjuangan yang satu mungkin modal budaya, ditempat lain mungkin 

modal ekonomi, arena lainnya lagi modal sosial, dan seterusnya.9 

a) Habitus 

Secara literer, habitus berasal dari bahasa Latin yang artinya mengacu 

kepada kondisi, penampakan atau situasi yang tipikal atau habitual, 

khususnya pada tubuh. Bourdieu mempertahankan beberapa makna asli 

konsep ini dalam hubungan antara tubuh dan habitus. Pertama, dalam nalar 

yang sepele, habitus hanya ada selama ia ada “di dalam kepala” aktor yakni 

ketika masih menjadi ide dan kepala merupakan bagian dari tubuh. Kedua, 

habitus hanya ada di dalam, melalui dan disebabkan oleh praksis aktor dan 

interaksi antara dia dan ligkungan yang melingkupinya: cara berbicara, cara 

bergerak, cara membuat sesuatu, dan lain-lain. Dalam hal ini secara empiris, 

habitus bukanlah konsep yang abstrak dan idealis. Ia bukan hanya 

termanifestasi dalam perilaku, namun merupakan bagian yang integral dari 

pelaku. Ketiga, transonomi praktis, yang tampak atau dapat diakses panca 

indra seperti laki-laki atau perempuan, depan atau belakang, atas atau bawah, 

dan panas atau dingin. Menurut Bourdieu, habitus merupakan sistem-sistem 

disposisi (skema-skema persepsi, pikiran, dan tindakan yang diperoleh dan 

                                                 

9 Nur Ika Fatmawati dan, Ahmad Sholikin, “PIERRE BOURDIEU DAN KONSEP DASAR 
KEKERASAN SIMBOLIK”, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : 
Februari 2020, h.7 
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bertahan lama) yang berupa gaya hidup (lifestyle), nilai-nilai (values), watak 

(disponsitions), dan harapan (espectation) kelompok sosial tertentu.10 

Pierre Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai pengkondisian yang 

dikaitkan dengan syarat-syarat keberadaan suatu kelas. Menurutnya sistem-

sistem disposisi tahan waktu dan dapat diwariskan, struktur-struktur yang 

dibentuk, yang kemudian akan berfungsi juga sebagai struktur-struktur yang 

membentuk adalah merupakan hasil dari suatu habitus. Dengan demikian, 

habitus adalah merupakan hasil ketrampilan yang menjadi tindakan praktis 

(tidak selalu disadari) yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu 

kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan 

sosial tertentu. Habitus menghasilkan perbedaan gaya hidup dan praktik-

praktik kehidupan yang diperoleh dari pengalaman individu dalam 

berinteraksi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka definisi habitus yang dikemukakan 

Bourdieu dapat diformulasikan menjadi sumber penggerak tindakan, 

pemikiran, dan representasi. Hal ini mencakup beberapa prinsip, diantaranya: 

pertama, habitus mencakup dimensi kognitif dan afektif yang 

terejewantahkan dalam sistem disposisi.11 

Kedua, habitus merupakan proses dialektika dari “struktur-struktur 

yang dibentuk (structured structure) dan “struktur-struktur yang 

membentuk” (structuring structure). Karena itu, disatu sisi habitus berperan 

membentuk kehidupan sosial, namun disisi lain habitus juga dibentuk oleh 

kehidupan sosial. Dalam konteks seperti ini, Ritzer mengungkapkan bahwa 

                                                 
10  Ritzer & Goodman, Teori Sosiologi Klasik–Post Modern Edisi Terbaru (Trans: 

Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana 2012, Hal 584 

11 Richard Harker, Cheelen Mahar, Chris Wilkes (ed), (Habitus x modal) + Ranah = 
Praktik, (Yogyakarta: Jalasutra, 2009) , hal, 13 
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habitus dapat bermakna sebuah proses “dialektika internalisasi eksternalitas 

dan eksternalisasi internalitas.12 

Prinsip ketiga, habitus dilihat sebagai produk sejarah. Bourdieu 

mengemukakan “the habitus, the product ofhistory, produces individual and 

collective practices, and hence history, in accordance whit the schemes 

engendered by history.” Dengan demikian, habitus merupakan hasil 

pembelajaran dan sosialisasi individu maupun kelompok, terkadang pengaruh 

masa lalu. 

Prinsip keempat, habitus bekerja di bawah aras kesadaran dan bahasa, 

melampaui jangkauan pengamatan instrospektif atau kontrol oleh keinginan 

actor Kebanyakan masyarakat yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai 

adat (termasuk masyarakat Kei) akan selalu menerima suatu tradisi sebagai 

yang terberi, pesan-pesan leluhur sebagai yang selalu benar dan tidak perlu 

diperdebatkan. Fenomena seperti ini akan terus hidup kerena dibungkus 

dalam bahasa yang halus (bujukan dan rayuan), seolaholah semua baik 

adanya, namun dibalik itu terdapat kekuasaan simbolik yang dimanfaatkan, 

dipaksakan oleh mereka yang memiliki kuasa. Walupun demikian, habitus juga 

memberikan strategi bagi individu untuk mengatasi berbagai situasi yang 

terus berubah, lewat pengalaman-pengalaman masa lalu, karena itu, habitus 

berfungsi sebagai matriks persepsi, apersepsi, dan tindakan. Berdasarkan itu, 

maka dapat dikatakan bahwa sebuah tindakan tidak selamanya dipengaruhi 

oleh kesadaran dan ketaatan pada aturan, namun habitus turut memberi arah 

(pendorong selakigus penghambat) bagi individu untuk bertindak. Dengan 

                                                 

12 George Ritzer, Modern Sociological Theory, (The McGraw-Hill Companies INC, 1996) 
hal, 405 
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demikian, habitus memberi keleluasan bagi aktor untuk berimprovisasi, 

bebas, dan otonom. 

Habitus adalah “struktur mental atau kognitif” yang dengannya orang 

berhubungan dengan dunia sosial.13 Dalam berhubungan dengan dunia sosial, 

individu tidak terlepas dari interaksi dan ruang sosial. Untuk memenuhi syarat 

atau penerimaan secara sosial, individu harus mempunyai kapital dalam 

memenuhi interaksi dan ruang sosialnya dengan orang lain. Kapital menurut 

Bourdieu terdiri dari ekonomi, sosial, budaya, simbolik. Bagi seorang 

intelektual publik harus mempunyai habitus yang baik dengan membaca buku, 

agar mendapatkan kapital budaya (pengetahuan dan diskusi) yang baik pula. 

Dengan mempunyai habitus buku dan kapital budaya, seorang intelektual 

publik bisa bersaing dan bertahan di ranah akademik. Ranah adalah sejenis 

pasar kompetitif yang di dalamnya berbagai jenis modal (ekonomi, kultural, 

sosial, simbolis) digunakan dan dimanfaatkan. 14  Dengan kata lain, ranah 

berarti pergaulan di kampus dan saat diskusi mata kuliah di klas. Praktik sosial 

seperti kuliah di kelas antara dosen dan mahasiswa, yang terdiri dari beberapa 

individu menggambarkan habitus dan kapital yang berbeda-beda. 

Selain itu, habitus juga didefenisikan sebagai struktur mental atau 

kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Habitués 

dibayangkan sebagai struktur sosial yang diinternalisasikan yang diwjudkan. 

Sebagai contohnya, kebiasaan makan dengan menggunakan tangan kanan, 

yang dipelajari seseorang sejaka kecil dari orang-orang yang ada disekitarnya, 

sehingga terbawa sampai ia dewasa, karena kebiasaan tersebut sudah ia 

                                                 

13  Ritzer & Goodman. Teori Sosiologi Klasik–Post Modern Edisi Terbaru (Trans: 
Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2012. Hlm: 581 

14  Ritzer & Goodman. Teori Sosiologi Klasik–Post Modern Edisi Terbaru (Trans: 
Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2012. Hlm: 583 
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internalisasikan dalam dirinya. Sebagai contoh lainnya, yaitu kebiasaan 

seseorang berjalan di sebelah kiri pada jalan umum dan raya, dikarenakan 

peraturan lalu-lintas, dimana hal itu merupakan peraturan dalam kehidupan 

sosial yang harus ditaati, karena ketaatan dari individu tersebut, hal yang 

tadinya merupakan peraturan menjadi kebiasaan kareana sudah 

terinternalisasi dalam diri setiap individu. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

habitus adalah struktur sosial yang diinternalisasi sehingga menjadi suatu 

kebiasaan yang terus diwujudkan. 

Habitus yang ada pada waktu tertentu merupakan hasil ciptaan 

kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode histories yang relative 

panjang. Habitus menghasilkan, dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Dan 

tindakanlah yang mengantarai habitus dan kehidupan sosial. Menurut 

Bourdieu, habitus semata-mata “mengusulkan” apa yang sebaiknya dipikirkan 

orang dan apa yang sebaiknya mereka pilih untuk sebaiknya dilakukan. 15 

Seperti halnya makan, minum, berbicara, dan lain sebagainya. Habitus adalah 

struktur mental atau kognitif yang menjadikan individu berhubungan dengan 

dunia sosialnya. Individu dibekali dengan serangkaian skema yang telah 

diinternalisasikan pada diri mereka yang kemudian gunakan untuk 

mempersepsi, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosialnya. 

Habitus merupakan struktur yang dibentuk dan membentuk. Habitus 

menghasilkan dan dihasilkan oleh dunia sosial. Di satu sisi, habitus ” 

menstrukturkan struktur” artinya habitus adalah struktur yang 

menstrukturkan dunia sosial. Disisi lain, dia adalah ”struktur yang 

terstrukturkan” artinya habitus adalah yang distrukturkan oleh dunia sosial.  

                                                 

15 George Ritzer, dan Doouglas Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Kencana), 
2003, Hlm 523- 524 
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Meskipun habitus adalah satu struktur terinternalisasi yang 

menghambat pikiran dan pilihan bertindak, ia tidak menentukannya. Tiadanya 

determinisme ini adalah salah satu hal utama yang membedakan posisi 

Bourdieu dari posisi strukturalis arus utama. Bagi Bourdieu habitus sekedar 

menyarankan apa yang seharusnya dipikirkan orang dan apa yang seharusnya 

mereka pilih untuk dilakukan. Karena habitus merupakan struktur yang 

menstrukturkan, maka ia menjadi kesadaran dan sikap yang tertanam dalam 

diri. Pada gilirannya kebiasaan itu berfungsi sebagai kerangka yang 

melahirkan dan memberi bentuk kepada persepsi, presentasi dan tindakan 

seseorang. Habitus memang lahir dalam kondisi sosial tertentu, namun dia 

bisa dialihkan ke kondisi sosial yang lain dan karena itu bersifat transposable. 

Artinya, bisa saja lahir kebiasaan sosial lain. Dengan kata lain, kebiasaan sosial 

yang dibentuk itu menjadi cara penyelesaian dari suatu masalah yang muncul 

dari suatu konteks sosial yang baru. Sebagai cara, tidak bisa disimpulkan 

secara serta merta. 

b) KELAS 

Bourdieu menolak model kelas sosial seperti Marx, hanya terdiri dari 

dua kelas; bourjois dan proletar ditentukan dengan pemilikan produksi. 

Bourdieu menolak kelas sosial direduksi hanya sebagai masalah ekonomi atau 

hubungan produksi, melainkan didefinisikan oleh habitus. 16  Habitus 

mahasiswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dosen atau sedang 

diskusi (ranah) di klas. Lebih tinggi kelas sosialnya daripada mahasiswa pasif 

tidak bertanya dan menjawab pertanyaan dosen. Disini lah kelas sosial 

bergantung kepada habitus, bukan pemilikan produksi. Selera menjadi 

                                                 

16  Ritzer & Goodman. Teori Sosiologi Klasik – Post Modern Edisi Terbaru (Trans: 
Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2012. Hlm: 587 



33 

 

 

 

pengatur pertandingan di ranah. 17  Karena selera mahasiswa aktif adalah 

membaca bukubuku ilmiah yang menjadi habitusnya, sedangkan selera 

mahasiswa pasif adalah tidak suka membaca buku atau membaca buku komik. 

Dengan demikian, mengapa kelas sosial mahasiswa aktif lebih tinggi dari pada 

mahasiswa pasif. Karena memang selera dia menentukan kapital budaya 

(pengetahuan), juga menentukan habitus. Selera, kapital, habitus, kelas sosial 

dan ranah, dialektis satu sama lain. 

Menjelaskan hubungan ranah dengan kapital. Mahasiswa pasif 

(pendiam) dapat memasuki ranah organisasi di kampus agar meningkatkan 

modal budaya (berbicara) dan modal sosial (pertemanan). Dapat juga 

memaksimalkan ranah di dunia virtual, seperti blog-twitter-facebook untuk 

mencurahkan lubuk hatinya yang paling dalam agar lebih extropped (terbuka 

tidak pendiam). Dalam hal ini ranah mempengaruhi habitus, juga 

mempengaruhi modal sosial misalnya karena kebanyakan menulis di blog 

menjadi terkenal. Di dalam interaksi di dunia sosial, individu menggunakan 

bahasanya di ranah. Dengan menggunakan bahasa, individu bisa melakukan 

kekerasan simbolik. Mengacu kepada modal simbolik yang tumbuh dari harga 

diri dan prestise.18 Bahasa digunakan untuk menyatakan ketimpangan antara 

harga diri dan prestise yang tidak dimiliki orang lain oleh dirinya. 

Pendidikan menurut Bourdieu menjadi reproduksi sosial kelas, melalui 

penyebaran habitus kelas sosial dominan. Reproduksi sosial kelas itu terjadi, 

ketika seorang guru masih menjadi kelas dominasi dan murid menjadi kelas 

                                                 

17  Ritzer & Goodman. Teori Sosiologi Klasik–Post Modern Edisi Terbaru (Trans: 
Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2012. Hlm: 585 

18  Ritzer & Goodman. Teori Sosiologi Klasik–Post Modern Edisi Terbaru (Trans: 
Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2012. Hlm: 583 
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terdominasi. Intinya seorang murid tidak bisa melakukan transformasi 

ideologi kelas sosialnya yang terdominasi, jika diberikan habitus oleh guru 

habitus kelas terdominasi (malas, pendiam, penakut, terlalu patuh, pasrah 

pada nasib, tidak kreatif, hanya ibadah tidak berusaha). Habitus diperoleh 

sebagai akibat dari ditempatinya posisi di dunia sosial dalam waktu yang 

panjang.19 

c) MODAL 

 Dalam penjelasan pada bagian awal, telah disinggung bahwa habitus 

mendasari terbentuknya ranah, sementara di lain pihak ranah menjadi lokus 

bagi kinerja habitus. Ranah merupakan arena kekuatan yang di dalamnya 

terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal), dan 

juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan. 

Istilah modal ini sering kita jumpai dalam istilah-istilah ekonomi. Tak jarang 

pula istilah modal ini sering kita maknai sebagai bentuk akumulasi materi 

(uang). Modal dalam perspektif ilmu ekonomi, memuat beberapa cirri penting, 

yaitu: (1) Modal terakumulasi melalui investasi; (2) Modal bisa diberikan 

kepada yang lain melalui warisan; (3) Modal dapat member keuntungan sesuai 

dengan kesempatan yang dimiliki oleh pemiliknya untuk mengoperasikan 

penempatannya. 20  Konsep “modal” meskipun merupakan khasanah ilmu 

ekonomi, namun dipakai Bourdieu karena beberapa cirinya yang mampu 

menjelaskan hubungan-hubungan kekuasaan, seperti yang telah disebutkan di 

atas. Berdasarkan hal itu, Bourdieu memberikan konstruksi teoritiknya. 

terhadap modal sebagai hubungan sosial, yaitu energi yang hanya ada dan 

                                                 

19  Ritzer & Goodman. Teori Sosiologi Klasik–Post Modern Edisi Terbaru (Trans: 
Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2012. Hlm: 581 

20  Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan Budaya Pengasa, Jurnal Basis, (No. 11-12, 
Tahun ke-52, 2003), hlm. 11. 
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hanya menghasilkan dampak di bidang di mana ia diproduksi dan 

direproduksi, tiap segala sesuatu yang melekat pada kelas diberi nilai dan 

potensi oleh hukum khusus pada setiap arenanya.21 

Bourdieu mempunyai definisi yang lebih luas dan mencakup hal-hal 

material yang dapat memiliki nilai simbolik dan signifikan secara kultural. 

Bourdieu mendefinisikan modal sebagai relasi sosial yang terdapat dalam 

suatu sistem pertukaran baik material maupun simbolik tanpa ada perbedaan. 

Modal yang dimaksudkan oleh Bourdieu disini adalah berupa modal sosial 

(berbagai jenis relasi bernilai dengan pihak lain yang bermakna), modal 

budaya (pengetahuan sah satu sama lain) dan modal simbolik (prestise atau 

gengsi sosial). Istilah modal disini digunakan Bourdieu untuk memetakan 

hubunganhubungan kekuasaan dalam masyarakat. 

Modal Sosial merupakan sekumpulan sumber daya yang aktual atau 

potensial terkait yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari jaringan sosial 

yang terlembaga dimana anggotanya saling mengakui yang member 

anggotanya dukungan kolektif secara terus menerus. Modal sosial diwujudkan 

dalam bentuk praktis dan terlembagakan. Modal sosial sebagai suatu hal yang 

praktis diproduksi dan direproduksi melalui proses pertukaran. Modal sosial 

sebagai suatu yang praktis didasarkan pada hubungan yang relatif tidak 

terikat seperti pertemanan. Sedangakan dalam bentuk yang terlembagakan 

terwujud dalam keanggotaan dalam suatu kelompok yang relatif terikat 

seperti keluarga, suku, sekolah, dan sebagainya. 

Modal budaya merupakan serangkaian kemampuan atau keahlian 

individu, termasuk didalamnya adalah sikap, cara bertutur kata, 

                                                 

21 Fauzi Fashri, Penyingkapan Kuasa Simbol (Yogyakarta: Juxtapose, 2007), hlm. 97 
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berpenampilan, cara bergaul, dan sebagainya. Lebih ringkasnya Bourdieu 

menyebutnya sebagai selera bernilai budaya dan pola konsumsi. Modal 

budaya memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi manusia yang wujudnya adalah 

badan, objek yang dihasilkan oleh manusia dan institusional.22 Dimensi yang 

pertama merupakan suatu hal yang telah menubuh dalam diri tiap individu 

yang akhirnya mempengaruhi pikiran, sehingga membentuk habitus 

seseorang. Modal ini terbentuk dari proses “penubuhan” dan internalisasi 

yang berjalan dalam kurun waktu yang lama. Dimensi kedua merupakan 

dimensi yang terobjektifikasi, dimensi ini terwujud dalam benda-benda 

budaya, seperti buku, bahasa, kesenian, alat musik, hasil karya atau benda-

benda lain. Kemudian dimensi ketiga merupakan dimensi yang 

terlembagakan, modal dalam bentuk ini bersifat khas dan unik. Ia berwujud 

keikutsertaan dan pengakuan dari lembaga pendidikan dalam bentuk gelar 

akademis dan ijazah. 

Modal simbolik merupakan suatu bentuk modal yang diakui sebagai 

suatu hal yang sifatnya natural dan alami. Modal simbolik terwujud dalam 

prestise, status, otoritas, kehormatan (gengsi) sosial. Wujud modal simbolik 

tersebut merupakan keterampilan dari individu atau kelompok dalam 

mengatur simbol sosial. 

d) Rana/ arena 

 Dalam kehidupan sosial, perlu adanya pemahaman terhadap interaksi 

di antara manusia, begitu pun dalam menerangkan kejadian atau fenomena 

sosial, untuk melihat apa yang dikatakan atau yang tengah terjadi. Butuh 

memeriksa ruang/ranah sosial (social space), tempat interaksi, transaksi, dan 

                                                 

22 Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 198. 
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peristiwa berlangsung. Untuk pemahaman itu, analisis sosial dilakukan. Bukan 

hanya menempatkan objek investigasi pada sejarah tertentu dan konteks 

relasional atau lokal/nasional/internasional melainkan menginterogasi 

langkah-langkah pada pengetahuan mengenai obyek.23 

Arena (field) menurut Bourdieu merupakan ruang sosial -ruang 

kompetitif yang memuat beragam interaksi, transaksi, atau peristiwa. Apabila 

dianalogikan, arena seperti permainan (game) sepak bola karena memiliki 

aturan, sejarah, pemain unggulan, legenda, dan pengetahuan. Di arena sosial, 

ada posisi-posisi agen sosial (manusia atau institusi), ada keterbatasan 

terhadap apa yang boleh/tidak, ada doksa (aturan-aturan yang tidak 

dipertanyakan lagi karena dianggap wajar). Dalam arena sosial pula, ada 

kompetisi seperti permainan sepak bola. Agen-agen sosial menggunakan 

ragam strategi guna memertahankan atau mengimprovisasi posisi mereka 

yang terhubung dengan habitus dan capital. 

Bourdieu menyebut bahwa pendidikan di universitas elit penting untuk 

kapital cultural bagi agen-agen sosial guna mengambil posisi dominan di arena 

kekuasaan yang universal, termasuk arena pemerintahan, politik, seni, atau 

pendidikan. Pendidikan merupakan strategi yang digunakan oleh keluarga 

untuk mengabadikan atau memperluas posisi sosial. Pendidikan pun 

merupakan capital simbolik yang bekerja sama dengan capital-capital lain 

demi keuntungan dan posisi agen sosial pada arena. 

Arena berperan dalam kebudayaan (pelestarian dan perkembangan). 

Dalam kebudayaan-misalnya di sebuah tempat/arena tertentu, ada agen-agen 

sosial yang memiliki habitus dan capital budaya yang sama, diwariskan oleh 

                                                 

23 Basis, Bahasa, Pertarungan Simbolik dan kekuasaan, 2003, Edisi 11-12. H. 38. 
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leluhur dan dipatuhi tanpa dipertanyakan oleh generasi-generasi berikutnya, 

bereproduksi selama ada agen yang menggunakan. Apabila suatu saat 

kebudayaan itu dikomersilkan atau terkait dengan pariwisata yang notabene 

menyangkut urusan uang (ekonomi), maka akan terjadi persaingan antar 

agen-agen dengan capital budaya yang sama. Persaingan tersebut di satu sisi 

bisa menimbulkan pelestarian dan perkembangan, agen yang mungkin cuma 

menganggap capital budaya yang diwarisi hanya untuk tradisi mendadak jadi 

serius untuk memanfaatkan capital budaya tersebut.24 Di sisi lain, bisa terjadi 

perubahan agar terlihat lebih menarik untuk sektor pariwisata atau 

disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kaitan antara capital budaya, 

kebudayaan, dan kapitalisme ekonomi terlihat di kasus seperti itu. Menilik 

kembali pada diagram arena mengenai sumbu capital ekonomi dan budaya. 

Apabila dipetakan, agen dengan capital budaya yang dikomersilkan 

akan mendapat keuntungan dari segi capital ekonomi. Ketika dipertandingkan 

dalam arena sosial, meski dengan capital budaya yang sama, apabila capital 

ekonomi berbeda maka yang menang dalam arena tersebut adalah pemilik 

capital ekonomi yang tinggi karena memiliki capital ekonomi yang tinggi 

mendominasi/berkuasa dengan kekuatan materi-nya. Agen yang memiliki 

perekonomian di atas agen pesaing dianggap lebih sukses dan disegani. 

B. Sumber Hukum Tentang Kekerasan Simbolik 

Salah satu contoh kongkrit kekerasan simbolik di masa Nabi, bahwa 

Pernah suatu waktu Rasulullah saw. Sholat di Masjidil haram, lalu seseorang 

bernama Uqbah bin Abi Muit menghampirinya. Tatkala Nabi Saw. Sujud, 

Uqbah langsung meletakkan kotoran dan usus unta yangh masih berlumuran 

                                                 

24 Basis, Bahasa, Pertarungan Simbolik dan kekuasaan, 2003, Edisi 11-12. H.41 
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darah di punak beliau. Nabi tetap tenang. Sebelum akhirnya Siti Fatimah, putri 

kecil Rasul, mengambil kotoran tersebut dari punggung ayahnya. 

Selain Uqbah, perempuan bernama Arwa binti Harb juga sering kali 

menyakiti Nabi saw. Dalam ath thabari disebutkan, ketika malam hari, istri 

Abu Lahab ini selalu meletakkan duri di sepanjang jalan yang biasa Rasulullah 

Muhammad lalui. 

Tak hanya itu, kaum musyrikin juga sering menjatuhkan dan 

merendahkan mental nabi, tapi ini tidak membuat Nabi menyerah dan 

berhenti berdakwa. 

Allah swt berfirman: 

ن  اء مَِّ ا نِس 
 
ل نْهُمْ و   مَِّ

ً
يْرا ونُوا خ 

ُ
ن ي ك

 
ى أ س  وْمٍ ع  ن ق  ومٌ مَِّ

رْ ق  ا ي سْخ 
 
نُوا ل ذِين  آم 

َ
ا ال ي ه 

 
ي ا أ

ا 
 
ل مْ و 

ُ
ك نفُس 

 
مِزُوا أ

ْ
ل ا ت 

 
ل نْهُنَ و   مَِّ

ً
يْرا نَ خ 

ُ
ن ي ك

 
ى أ س  اء ع  س  ِ

َّ
ابِ بِئْس  ن ق 

ْ
ل
 
أ
ْ
اب زُوا بِال  الاِسْمُ ت ن 

ئِك  هُمُ الظَالِمُون  
 
وْل
ُ
أ تُبْ ف  مْ ي 

َ
ن ل م  انِ و  إِيم 

ْ
فُسُوقُ ب عْد  ال

ْ
ال

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela 
kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula 
sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh jadi yang dicela 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 bertaubat, maka mereka itulah orang-orang 
yang zalim.26 

                                                 

25 Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Mushaf al-Azhar 
2010) QS. Al-Hujurat:11 

26 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Mushaf al-Azhar 
2010) h. 516 
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 :
ُ
قُول مْرٍو، ي  بْد  اللِّ بْن  ع  مِعْتُ ع  : س 

 
ال امِرٍ، ق  نْ ع  رِيَاءُ، ع 

 
ا ز ك دَث ن  يْمٍ، ح  بُو نُع 

 
ا أ دَث ن  ح 

 
 
ال : ق  م 

َ
ل س  يْهِ و 

 
ل ى الُلّ ع 

َ
ل اجِ »النَبِي  ص  المُه  دِهِ، و  ي  انِهِ و  لِم  المُسْلِمُون  مِنْ لِس  نْ س  رُ المُسْلِمُ م 

نْهُ  ى اللُّ ع  ا ن ه  ر  م  ج  نْ ه   م 
Artinya: 

“Seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya merasa selamat dari 
gangguan lisan dan tangannya.” (HR. Bukhari). 
 

1. Bentuk-bentuk Kekerasan Simbolik 

1) Kekerasan Struktural 

Kekerasan struktural ini bisa dibilang sebagai kekerasan yang sangat 

kompleks karena bukan hanya berkaitan dengan individu saja, tetapi juga 

sering terjadi dengan suatu kelompok. Kekerasan struktural adalah jenis 

kekerasan yang dapat terjadi dan pelakunya bisa kelompok atau seseorang 

dengan cara memakai sistem hukum, sistem ekonomi, atau norma-norma yang 

terjadi pada lingkungan masyarakat. 

Maka dari itu, kekerasan struktural ini seringkali menyebabkan 

terjadinya ketimpangan sosial, baik itu pada pendidikan, pendapatan, 

keahlian, pengambil keputusan, dan sumber daya. Dari hal-hal itu bisa 

memberikan pengaruh terhadap jiwa dan fisik seseorang. Kekerasan 

struktural ada yang bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah atau 

melalui jalur hukum. 

2) Kekerasan Psikologis 

Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang di mana dilakukan untuk 

melukai mental atau jiwa seseorang, sehingga bisa menyebabkan seseorang 

menderita gangguan jiwa. Kekerasan psikologis ini lebih dikenal oleh 

masyarakat banyak dengan nama kekerasan psikis. Bentuk dari kekerasan 



41 

 

 

 

psikologis biasanya, seperti ucapan yang menyakitkan hati, melakukan 

penghinaan terhadap seseorang atau kelompok, melakukan ancaman, dan 

sebagainya. 

Kekerasan psikologis ini bukan hanya bisa menimbulkan ketakutan 

saja, tetapi bisa juga menyebabkan seseorang mendapatkan trauma secara 

psikis. Jika korban kekerasan psikis sudah cukup parah, maka ia perlu dibawa 

ke psikiater atau psikolog. Selain itu, orang-orang disekitarnya harus tetap 

mendukungnya agar mendapatkan keadilan. 

2. Ciri-ciri Korban Kekerasan simbolik 

Korban kekerasan harus segera mendapat penanganan yang baik. Oleh 

karena itu, kita perlu mengetahui ciri-ciri korban kekerasan, antara lain: 

1) Adanya Perubahan Perilaku 

Seseorang yang menjadi korban kekerasan akan mengalami perubahan 

perilaku yang jauh dari normal. Perubahan perilaku yang dimaksud bisa saja 

antara lain menjadi semakin takut saat ingin beraktivitas di luar rumah. Selain 

itu juga terlihat dari mereka yang biasanya hidup tenang menjadi pendendam. 

2) Menjadi Lebih Pendiam 

Korban kekerasan seringkali takut mengungkapkannya kepada orang 

lain sehingga hanya diam saja. Hal ini bisa terjadi karena korban kekerasan 

tersebut mengalami trauma sehingga kondisi psikologisnya pun ikut 

terpengaruh. Bahkan, ia akan mengurangi intensitas berbicara dengan orang 

lain. 

3) Cepat Murung dan Cemas 
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Selain pendiam, korban kekerasan juga akan berubah menjadi sosok 

yang murung dan cemas. Jika ada orang terdekat Anda yang berpenampilan 

seperti itu, sebaiknya segera berikan dukungan moril agar kondisi 

kejiwaannya tidak semakin parah. 

4) Menutup Diri 

Ketakutan akan terus menyelimuti korban kekerasan, sehingga ia akan 

berusaha semaksimal mungkin menutup diri dari orang lain. 

5) Takut Bertemu dengan Orang Lain atau Pelaku Kekerasan 

Trauma pada korban kekerasan akan sulit dihilangkan sehingga 

mereka takut bertemu orang lain atau bertemu dengan pelaku kekerasan. 

Faktanya, korban kekerasan akan merasa bahwa orang lain sangat berbahaya 

baginya.27 

3. Penyebab kekerasan simbolik 

1) Name-calling 

Name-calling merupakan nama panggilan yang bernada hinaan atau 

mengata-ngatai seseorang dengan mengganti namanya menjadi sebutan 

yang lain. Contohnya, “kamu tidak akan mengerti ini karena kamu bodoh.” 

2) Degradasi 

Kata-kata ini dikeluarkan agar seseorang merasa bersalah terjadap 

dirinya sendiri dan menganggap dirinya tidak berguna. Contohnya, “kamu 

tidak akan bisa jadi apa-apa kalau bukan karena bantuan saya.” 

                                                 

27  Umam, “Sosial Budaya-Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri, Penyebab, dan Contoh”, 
(Gramedia.com),aksesdisitus:https://www.gramedia.com/literasi/pengertiankekerasan/#R
ekomendasi_Buku_Artikel_Terkait, Gramedia Blog, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 
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3) Manipulasi 

Kekerasan verbal ini dilakukan dengan tujuan memerintah Anda, 

tapi tidak dengan kalimat imperatif. Misalnya, “kalau kamu memang sayang 

keluarga, kamu tidak akan melakukan itu.” 

4) Menyalahkan 

Berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Namun, orang yang 

melakukan kekerasan akan menjadikan kesalahan Anda sebagai 

pembenaran atas tindakan mereka, misalnya dengan berkata “saya harus 

memarahi kamu karena perilakumu sangat tidak bisa ditolerir.” 

5) Merendahkan 

Kata-kata ini akan keluar ketika si pelaku kekerasan verbal berniat 

mengerdilkan Anda dan di saat yang bersamaan membuat dirinya lebih 

superior. Contoh kalimat merendahkan adalah “saya yakin suara kamu 

bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kamu diam saja.” 

6) Kritik berkelanjutan 

Menerima kritik adalah bagian dari proses pendewasaan diri. 

Namun dalam kekerasan verbal, kritik dilakukan dengan sangat kasar dan 

terus-menerus sehingga korbannya akan merasa tidak punya harga diri. 

Contohnya, “kamu suka marah-marah makanya tidak ada orang yang suka 

dengan kamu.” 

7) Menuduh 

Menuduh juga bisa menjadi kekerasan verbal ketika hal itu 

dilakukan untuk menjatuhkan mental Anda. Tidak perlu dengan kata-kata 

https://www.sehatq.com/artikel/karakter-anak-dengan-kelainan-odd
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kasar, bentuk kekerasan verbal ini dapat berupa “saya harus berteriak 

karena kamu keras kepala.” 

8) Menolak berbicara 

Bahkan tidak berkata apa pun bisa jadi bentuk kekerasan verbal, 

terutama bila dilakukan untuk membuat korbannya merasa tidak enak. 

Misalnya, ketika Anda bertengkar dengan pasangan, ia memilih diam dan 

pergi ketika Anda menuntut penjelasan darinya. 

9) Mengarang 

Pasangan kerap mengatakan bahwa anda suka mengarang suatu 

kejadian agar Anda merasa bersalah? Bisa jadi itu adalah bentuk kekerasan 

verbal agar Anda segera minta maaf dan kian tergantung pada mereka. 

Contoh konkretnya seperti Anda menagih janji pasangan untuk 

membantu pekerjaan rumah, tapi dia berkata “kita tidak pernah ada 

perjanjian soal itu”. Bahkan, ia bisa menegaskannya dengan “jangan suka 

mengarang, itu cuma halusinasi kamu” sehingga Anda akan meminta maaf. 

10) Perdebatan yang tidak berujung 

Berdebat adalah bagian dari hubungan yang sehat, namun 

perdebatan yang tak berujung dan dilakukan berulang kali bisa jadi bentuk 

kekerasan verbal. Misalnya, jika Anda merupakan wanita yang bekerja, 

kondisi rumah mungkin tidak selalu rapi. 

Ketika ini terjadi berkali-kali, pasangan Anda selalu menyalahkan 

Anda yang akhirnya mengakibatkan debat tak berujung. 

11) Ancaman 

https://www.sehatq.com/artikel/karakter-anak-dengan-kelainan-odd
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Kekerasan verbal dapat menjadi cikal bakal terjadinya kekerasan 

fisik, salah satunya bermula ketika pelaku kekerasan tersebut melontarkan 

nada mengancam. Ancaman ini sangat mudah dikenali karena pasti 

menimbulkan efek menakutkan bagi korban dan mengharuskan korban 

untuk menuruti perkataan pelaku kekerasan tersebut. 

Contohnya, “kalau kamu tidak menuruti saya, jangan salahkan saya 

jika terjadi sesuatu yang mengerikan pada kamu.” 

12) Melawan 

Korban kekerasan harus segera mendapat penanganan yang baik. 

Oleh karena itu, kita perlu mengetahui ciri-ciri korban kekerasan, antara 

lain:  

Korban kekerasan bisa saja menyampaikan perasaan positif 

terhadap aktivitas yang baru saja dilakukannya, dan pelaku kemudian 

berusaha menyangkal bahwa perasaannya salah. Bertengkar, mengabaikan 

perasaan, pikiran dan pengalaman korban secara terus-menerus 

merupakan salah satu jenis kekerasan verbal.28 

4. Dampak Kekerasan 

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh kelompok tidak 

terjadi begitu saja. Dengan kata lain, ada penyebab kekerasan itu terjadi. 

Berikut ini penyebab kekerasan. 

1) Hilangnya Harga Diri 

                                                 

28dr. Karlina Lestari, “Mengenal Contoh Kekerasan Verbal yang Harus Anda Waspadai”, 
sehatQ, 27 April 2020, akses disitus: https://www.sehatq.com/artikel/bentuk-kekerasan-
verbal-yang-harus-anda-waspadai, di akses pada tanggal Rabu, 10 Januari 2024 

 

https://www.sehatq.com/reviewer/dr-karlina-lestari
https://www.sehatq.com/artikel/bentuk-kekerasan-verbal-yang-harus-anda-waspadai
https://www.sehatq.com/artikel/bentuk-kekerasan-verbal-yang-harus-anda-waspadai
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Setiap orang yang ada di dunia ini pasti memiliki harga diri. Dengan 

kata lain, seseorang pasti ingin dihargai oleh para sesamanya terutama yang 

ada di lingkungan terdekatnya. Namun, jika seseorang sudah kehilangan harga 

diri dan sudah tidak dihargai lagi oleh lingkungan terdekatnya, maka ia bisa 

melakukan tindak kekerasan yang biasanya akan dimulai dari sikap dan 

perilaku marah. 

Kekerasan yang disebabkan karena hilangnya harga diri memiliki motif 

yang sangat kuat. Selain itu, bukan hanya bisa dilakukan secara individu saja, 

tetapi bisa juga dilakukan secara kelompok. 

2) Tingkat Ekonomi Berbeda 

Penyebab kekerasan selanjutnya adalah tingkat ekonomi yang berbeda 

atau bisa dibilang sebagai kemiskinan. Penyebab ini bisa juga diartikan 

sebagai sulitnya mendapatkan akses ke pusat ekonomi terutama pada masa-

masa kritis. 

Adanya perubahan sosial ini menghadirkan tingkat ekonomi yang 

berbeda juga. Bahkan, seseorang yang sulit menghadapi perubahan sosial bisa 

memicu dirinya untuk melakukan tindak kekerasan terutama ketika 

menghadapi tingkat ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena 

seseorang sudah kehilangan akan sehat agar bisa memenuhi kebutuhan 

hidupnya, sehingga berani untuk melakukan kekerasan, seperti merampok, 

menjambret, dan sebagainya. 

3) Tidak Bisa Mengendalikan Emosi 

Setiap orang memang tidak pernah bisa terlepas dari yang namanya 

masalah, sehingga bisa memunculkan yang namanya emosi. Penyebab 

kekerasan selanjutnya adalah seseorang atau kelompok yang tidak bisa 
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mengendalikan emosi. Jika emosi yang ada di dalam diri sulit dikendalikan, 

maka emosi akan terus meningkat, sehingga akan mudah marah dengan 

permasalahan yang sepele. Dari situlah, tindak kekerasan bisa terjadi dan bisa 

menimbulkan korban jiwa. 

4) Dendam 

Dendam merupakan salah sifat yang dapat menyebabkan seseorang 

melakukan kekerasan. Munculnya rasa dendam ini disebabkan karena 

seseorang tidak terima dengan perilaku yang pernah menimpa dirinya, 

sehingga memicu rasa amarah dalam diri. Dari perasaan marah itulah, 

seseorang akan nekat untuk melakukan kekerasan demi bisa membalas apa 

yang pernah diterimanya pada waktu itu. 

Pelampiasan amarah yang dituangkan melalui kekerasan ini sangatlah 

tidak baik karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Bahkan, dengan 

rasa dendam bisa saja menimbulkan terjadi korban jiwa. Dari dendam ini bisa 

saja terus menghadirkan kekerasan terhadap generasi-generasi selanjutnya 

yang bisa membuat permusuhan sulit untuk dihilangkan. 

5) Sudah Menjadi Tradisi 

Kekerasan bisa juga disebabkan karena sudah adanya tradisi kekerasan 

dalam suatu lingkungan. Kekerasan yang disebabkan karena tradisi sangat 

sulit untuk dihilangkan, sehingga akan terus berlanjut ke generasi selanjutnya. 

Adapun contoh dari tindak kekerasan yang dilakukan karena tradisi adalah 

kegiatan masa orientasi atau yang lebih dikenal oleh banyak orang dengan 

sebutan ospek. Ospek ini berlaku pada siswa atau mahasiswa baru yang akan 

menempuh pendidikan di lembaga pendidikan baru. 
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Pada kegiatan ospek seringkali terjadi tindak kekerasan, sehingga 

menimbulkan rasa takut pada peserta ospek. Dari rasa takut itu, korban ospek 

ini muncul keinginan untuk membuat  siswa atau mahasiswa baru merasakan 

apa yang pernah dirasakan, sehingga ospek pun menjadi tradisi. Namun, saat 

ini ospek sudah dilarang dan diganti dengan kegiatan yang lebih positif ketika 

siswa atau mahasiswa baru masuk ke lembaga pendidikan baru. Dengan 

begitu, tradisi ospek pun perlahan-lahan akan menghilang. 

6) Pemabuk atau Pengguna Narkoba 

Penyebab kekerasan bisa juga dipicu dari gaya hidup yang tidak baik 

dan tidak sehat, seperti minum minuman beralkohol secara berlebihan dan 

pengguna narkoba. Ketika seseorang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak 

dapat mengendalikan dirinya, baik itu karena minuman beralkohol atau 

narkoba, maka bisa membuat ricuh yang memicu terjadinya tindak kekerasan. 

Bahkan bisa melakukan penyiksaan terhadap lebih dari satu korban. 

Kekerasan yang disebabkan karena mabuk dan memakai narkoba ini 

bisa juga terjadi antar kelompok dengan kelompok, sehingga bisa memicu 

terjadinya tawuran atau bentrok yang akan sulit dihilangkan. Bahkan, dari 

tawuran tersebut bisa menimbulkan korban jiwa, sungguh sangat disayangkan 

apabila hal seperti itu dapat terjadi.29 

5) cara menghindari kekerasan simbolik 

Untuk menghindari kekerasan simbolik, perlu adanya kesadaran dan 

komitmen dari semua pihak untuk menghargai keanekaragaman seseorang 

                                                 

29 Umam,“Sosial Budaya-Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri, Penyebab, dan 
Contoh”,(Gramedia.com),aksesdisitus:https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-
kekerasan/#Rekomendasi_Buku_Artikel_Terkait, Gramedia Blog, Diakses: pada tanggal 20 
Agustus 2023 
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dan menghormati hak-hak mereka. memberikan layanan yang adil dan tidak 

diskriminatif kepada semua orang, serta harus memperlakukan semua orang 

lain dengan respect dan menghargai keberagaman mereka. juga harus 

memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan tidak merugikan 

orang tertentu, dan harus memberikan pelatihan kepada orang tentang 

bagaimana menghindari dan menangani kekerasan simbolik. 

Selain itu, perlu adanya mekanisme untuk mencegah terjadinya 

kekerasan simbolik, seperti dengan membentuk tim pencegahan kekerasan 

atau dengan menyediakan layanan konseling bagi seseorang yang mengalami 

kekerasan simbolik. juga dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghargai keberagaman dan 

menghindari kekerasan simbolik. 

Berikut adalah beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghindari 

kekerasan simbolik: 

1. Jangan mengejek atau menghina orang di hadapan orang atau di depan 

umum. 

2. Jadilah contoh yang baik dengan tidak menggunakan bahasa yang tidak 

sopan atau diskriminatif. 

3. Hormati keputusan seseorang tentang pakaian yang mereka kenakan, 

asalkan tidak melanggar peraturan adat maupun norma yang berlaku. 

4. Jangan memaksakan norma-norma atau standar yang tidak adil 

terhadap seseorang. 

5. Dorong seseorang untuk bersikap toleran terhadap perbedaan, dan 

ajarkan kepada mereka bagaimana menghargai orang lain yang 

berbeda dengan mereka. 
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6. Jika mengalami atau mengetahui kekerasan simbolik yang terjadi di 

suatu temat, segera laporkan masalah tersebut kepada pihak terkait. 

Insiden perundungan dapat menjadi fenomena gunung es, dimana 

hanya sedikit kasus yang dilaporkan sementara banyak korban perundungan 

yang pernah mengalami penderitaan fisik dan sosial namun belum 

melaporkannya. Bahkan di zaman modern ini, seiring kemajuan teknologi, 

menurut pengamatan penulis, fenomena bullying tidak hanya terjadi di dunia 

nyata. Kasus perundungan juga sering terjadi di dunia maya atau media sosial. 

Banyak sekali pelecehan, pelecehan, ancaman dan penindasan baik dalam 

bentuk tulisan bahkan gambar yang dikirim atau disebarkan melalui media 

sosial.30 

Kemudian dampak dari perilaku bullying ini tidak hanya berdampak 

pada korbannya saja, namun juga berdampak pada pelakunya. Akibat dari 

bullying bagi korbannya adalah menimbulkan perasaan cemas dan takut yang 

bertahan lama. Jika berlangsung lama maka dapat berdampak pada sikap anti 

sosial dan pesimistis. Parahnya lagi, hal ini bisa menyebabkan seseorang 

melakukan bunuh diri karena stres dan depresi. Sedangkan dampaknya bagi 

pelaku bullying, secara umum ia mempunyai rasa superioritas yang tinggi. Ia 

memiliki kebutuhan yang tinggi untuk mendominasi orang lain yang dianggap 

inferior dan kurang empati terhadap korbannya. Para pelaku ini cenderung 

tidak mampu membangun hubungan yang sehat dan lemah dalam melihat dari 

sudut pandang lain. Dengan melakukan perundungan, pelaku akan 

menganggap bahwa dirinya mempunyai kuasa atas keadaan tersebut.31 Jika 

                                                 

30 Rifki Hadi, “Bulyying dalam al-Qur’an dan realitas kehidupan modern”, Studi analisis 
Tafsir Tematik, h.3 

31 Hasniza, C., & Asyraf, A. R., “Cyber Bullying: A General Islamic Outlook and Response. 
Jurnal Advances in Natural and Applied Sciences, 7 (2013), h. 217 



51 

 

 

 

dilakukan terus-menerus tanpa adanya intervensi, maka perilaku bullying ini 

dapat berujung pada tindakan kekerasan atau tindakan kriminal lainnya. 

Berbagai solusi ditawarkan sebagai upaya mengatasi permasalahan 

tersebut, baik dengan pendekatan sosial, psikologis, maupun spiritual. Namun 

segala upaya yang ditawarkan nampaknya masih belum efektif jika melihat 

prevalensi kasus ini. Oleh karena itu, kajian terhadap fenomena tersebut masih 

perlu lebih diperkaya dengan mencoba berbagai sudut pandang, salah satunya 

adalah sudut pandang hadis Nabi. Hadits Nabi bagi umat Islam tidak hanya 

berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan syariat saja, namun juga 

dijadikan sebagai pedoman muamalah. Oleh karena itu, dianggap mendesak 

untuk melihat bagaimana hadis Nabi berbicara tentang fenomena bullying. 

Penelitian ini tidak hanya menemukan fenomena perundungan dalam hadis 

saja, namun juga mengeksplorasi upaya preventif yang ditawarkan hadis Nabi 

atas permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 

signifikansi hadis Nabi sebagai solusi permasalahan fenomena bullying yang 

masih marak terjadi di masyarakat.32 

Bullying adalah suatu tindakan intimidasi terhadap orang lain baik 

berupa tindakan fisik maupun verbal yang dilakukan secara berulang-ulang 

atau berpotensi terulang kembali, serta melibatkan ketidakseimbangan 

kekuasaan dan/atau wewenang. Perilaku ini dapat mencakup pelecehan 

verbal, kekerasan fisik, atau pemaksaan, dan dapat ditujukan berulang kali 

kepada korban tertentu, mungkin berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, 

                                                 

32  Aunillah Reza Pratama-Wildan Hidayat, “FENOMENA BULLYING PERSPEKTIF 
HADITS: Upaya Spiritual sebagai Problem Solving atas Tindakan Bullying”, (Riwayah: Jurnal 
Ilmu Hadis), 4 Nomor 2 2018, h.3 
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seksualitas, atau kemampuan. seolah-olah pelaku mempunyai hak dan berhak 

merendahkan korbannya.33 

Berbagai macam cara telah dilakukan untuk menanggulangi kasus yang 

menjadi problem sosial ini. Mayoritas peneliti telah melakukan kajian 

terhadap kasus ini melalui pendekatan konseling dan psikologis. Namun, suatu 

cara atau solusi tentunya tidak bisa meredam problem yang ada secera 

seketika. Oleh sebab itu, khazanah baru untuk mengatasi problematika ini 

sangat diperlukan. Salah satu cara pandang yang ditawarkan di sini adalah 

menempatkan problematika bullying dalam ranah spiritual untuk ditinjau 

dengan perspektif hadis Nabi.34 

Istilah persaudaraan dalam bahasa arab di kenal dengan ukhuwah 

maka pengertian ūkḥwah tersebut dalam bahasa Arab (ukhuwwah) diambil 

dari kata akha (أخا ), dari sini kemudian melahirkan beberapa kata al-akhū, 

yang makna dasarnya "memberi perhatian (اهتم) ,"kemudian berkembang 

artinya menjadi "sahabat, teman (الصديق، الصاحب )"yang secara leksikal 

menunjuk pada makna "dia bersama di setiap keadaan, saling bergabung 

antara selainnya pada suatu komunitas. Mungkin karena arti dasar tadi, yakni 

"memperhatikan", menyebabkan setiap orang yang bersaudara 

mengharuskan ada perhatian di antara mereka, dan menyebabkan mereka 

selalu bergabung (mūsyarik) dalam banyak keadaan.35 

                                                 

33 Lestari, W. S., “Analisis Faktor-faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik. 
Jurnal SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal”, 3 no.2 (2016), h. 149 

34  Aunillah Reza Pratama-Wildan Hidayat,”FENOMENA BULLYING PERSPEKTIF 
HADITS: Upaya Spiritual sebagai Problem Solving atas Tindakan Bullying”, (Riwayah: Jurnal 
Ilmu Hadis), 4 Nomor 2 2018, h.4 

35  Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 
1997), h. 12. 



53 

 

 

 

Masih dalam makna leksikal, kata ukhuwah pada dasarnya berakar dari 

akhūn ( أخ ) yang jamaknnya īkhwatūn ( إخوة ) artinya saudara. Kalau saudara 

perempuan disebut ūkhtūn (أخت ), jamaknya akhwat (أخواث ). Dari kata ini 

kemudian terbentuk al-akhu, bentuk mūtsanna-nya akhwan, dan jamaknya 

ikhwan (إخوان ) artinya banyak saudara, dan dalam Kamus Bahasa Indonesia 

kata ini dinisbatkan pada arti orang yang seibu dan sebapak, atau hanya seibu 

atau sebapak saja. Arti lainnya adalah orang yang bertalian sanak keluarga, 

orang yang segolongan, sepaham, seagama, sederajat. Jadi tampak sekali 

bahwa kata akhūn tersebut semakin meluas artinya, yakni bukan saja saudara 

seayah dan seibu, tetapi juga berarti segolongan, sepaham, seagama, dan 

seterusnya.36 

Kata ukhuwah berasal dari kata “akhun” yang berarti menyatu dengan 

yang lain karena lahirnya dua pihak, atau salah satunya, atau karena menyusui. 

Kalau arti ukhuwah dari segi mengikat hati dan jiwa dengan ikatan iman, yaitu 

ikatan yang paling kuat, dan paling mahal, atau saudara seiman.37 

Berdasarkan arti-arti kebahasaan tersebut, maka ūkhūwah dalam 

konteks bahasa Indonesia memiliki arti sempit seperti saudara sekandung, 

dan arti yang lebih luas yakni hubungan pertalian antara sesama manusia, 

serta hubungan kekerabatan yang akrab di antara mereka. Berkenaan dengan 

itulah, Definisi ūkhūwah secara terminologis sebagai berikut : Ūkhūwah pada 

mulanya berarti “persamaan dan keserasian dalam banyak hal”. Karenanya, 

persamaan dalam keturunan mengakibatkan persaudaraan, persamaan dalam 

sifat-sifat juga mengakibatkan persaudaraan.Dalam kamuskamus bahasa, 

                                                 

36  Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 
1997), h. 12. 

37  Siregar, K. I., “Konsep Persaudaraan Sebagai Profetik Sunnah dalam Perspektif 
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ”. Jurnal Studi AlQur’an Membangun Tradisis Qur’ani, 14 
no.2 (2018), 161–174 
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ditemukan bahwa kata akh juga digunakan dalam arti teman akrab atau 

sahabat. Ūkhūwah diartikan sebagai setiap persamaan dan keserasian dengan 

pihak lain, baik persamaan keturunan dari segi ibu, bapak, atau keduanya, 

maupun dari persusuan, juga mencakup persamaan salah satu dari unsur 

seperti suku, agama, profesi, dan perasaan. 

5. Bentuk-bentuk persaudaraan 

Bentuk-Bentuk Persaudaraan Jika kita memaknai ukhuwah dalam 

pengertian “kesetaraan” menurut makna aslinya dan digunakan dalam 

beberapa ayat dan hadits, kemudian mengacu pada Al-Qur’an dan Sunnah, 

maka setidaknya kita dapat menemukan ukhuwah tersebut tercermin dalam 

empat hal berikut:  

1) Persaudaraan fi Al-Ubudiyyah  

Maksudnya, semua manusia adalah bersaudara dalam arti 

mempunyai hal yang sama. Bentuk model persaudaraan ini mirip dengan 

ukhuwah alam yaitu adanya keselarasan manusia dengan alam semesta, 

mengingat manusia merupakan bagian kecil dari alam makro, padahal alam 

makro adalah intinya. Konsekuensinya adalah kewajiban manusia untuk 

melestarikan seluruh ciptaan Allah. Misalnya saja shalat berjamaah 

(berjamaah).  

2) Persaudaraan fi al-Insaniyah  

Artinya, seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena berasal 

dari ayah dan ibu yang sama. Model persaudaraan ini lebih sempit 

cakupannya dibandingkan dengan ukhuwah yang pertama, karena ruang 

lingkup ukhuwah hanya terbatas pada manusia dan manusia yang hidup di 

dunia, tanpa adanya pembedaan. Semuanya bersaudara tanpa terkecuali. 

Seperti gotong royong dan gotong royong.  
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3) Persaudaraan fi al-Wathaniyah wa al-nasab  

Yaitu saudara dalam seketurunan dan kebangsaan seperti yang 

diisyaratkan dalam al-Qur’an. Model ini juga lebih semmpit dari bentuk 

yang kedus ukhuwah diatas, karena lingkup persaudaraan hanya meliputi 

persaudaraan sebangsa dan setanah air. Lebih lanjut ukhuwah ini tidak 

mengkosentrasikan pada pemerintahan islam, hanya saja masing-masing 

warga negara mempunyai kewenangan untuk berpartisipasi dalam 

mengembangkan negara. Prinsip paling cocok dalam ukhuwah ini adalah 

berpijak pada “al-tasamuh” (toleransi), yaitu adanya interaksi timbal balik 

antar umat beragama, menghargai kebebasan beragama bagi orang yang 

tidak sepaham, tidak menganggu peribadatan serta tetap menjaga ukhuwah 

wathaniyahnya. Seperti memperkuat dan meningkatkan rasa silaturrahim.  

4) Persaudaraan fi din al-Islam  

Yakni persaudaraan antar internal umat Islam. Dilihat dari sifatnya, 

model persaudaraan ini lebih sempit cakupannya dibandingkan ketiga 

persaudaraan di atas, karena hanya mencakup umat Islam. Namun jika 

dilihat dari isinya, ruang lingkup persaudaraan fidin al-Islam lebih luas, 

karena tidak dibatasi oleh wilayah Negara bahkan tidak dibatasi oleh alam 

tempat kita hidup, baik hidup maupun mati. kepada sesama saudara 

seagama, sehingga setiap muslim mempunyai kewajiban. terhadap umat 

Islam lainnya. Misalnya saja menyapa, merawat dan mengantarkan jenazah 

dan lain sebagainya. 

6. Relevansi Hadis Terhadap Problem Sosial  

Kata relevansi berasal dari kata relevan yang artinya berkaitan, 

berkaitan, selaras dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi 

berarti hubungan, keterkaitan. Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi 
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terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal 

adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antar komponen seperti tujuan, isi, 

penyampaian dan proses evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal 

menyangkut keterpaduan antar komponen. Sedangkan relevansi eksternal 

adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan 

masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah suatu 

hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Konsep permasalahan 

atau permasalahan sosial sering dikaitkan dengan permasalahan yang tumbuh 

dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. 

Apapun permasalahannya, apabila hal tersebut terjadi dalam 

kehidupan bermasyarakat maka akan selalu dikatakan sebagai permasalahan 

sosial. Jika dilihat dari dimensi sosiologi sebagai ilmu sosial yang selama ini 

sering menganalisis, mensintesis dan juga meramalkan berbagai 

permasalahan sosial, maka pernyataan tersebut salah. Dari sudut pandang 

sosiologi, tidak semua permasalahan yang tumbuh dan/atau berkembang 

dalam kehidupan suatu masyarakat merupakan permasalahan sosial. Istilah 

sosial di sini tidak identik dengan komunitas, namun hanya menunjukkan 

bahwa permasalahannya berkaitan dengan interaksi, interelasi, dan saling 

ketergantungan antar anggota komunitas. Dengan kata lain, istilah sosial 

dalam permasalahan sosial menunjukkan bahwa permasalahan tersebut 

berkaitan dengan perilaku masyarakat. 

Oleh karena itu, jika dilihat secara teoritis, banyak faktor yang menjadi 

penyebab tumbuh dan berkembangnya suatu permasalahan sosial. Secara 

umum faktor penyebab meliputi faktor struktural yaitu pola hubungan antar 

individu dalam kehidupan bermasyarakat dan faktor budaya yaitu nilai-nilai 

yang tumbuh dan/atau berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Perubahan kedua faktor inilah yang diteorikan sebagai faktor penyebab utama 

munculnya suatu permasalahan sosial. Logika teoritisnya adalah: ketika 

terjadi perubahan pola hubungan sosial dan perubahan nilai-nilai sosial, maka 

sebagian anggota masyarakat akan sangat siap, cukup siap bahkan sama sekali 

tidak siap menerima perubahan tersebut. Kesiapan dan ketidaksiapan inilah 

yang kemudian menyebabkan perbedaan adaptasi mereka terhadap 

lingkungan sosialnya. Jika yang tidak siap menerima perubahan adalah 

mayoritas (mayoritas) anggota masyarakat, maka timbullah permasalahan 

sosial. Kata kunci dalam konteks ini adalah adaptasi sosial yang dilakukan oleh 

individu. Di bawah ini akan kami jelaskan berbagai cara beradaptasi terhadap 

lingkungan sosial yang dapat dipilih individu ketika menerima perubahan baik 

secara struktural maupun budaya. 

Penyatuan ilmu-ilmu sosial serta ilmu-ilmu alam dan kitab-kitab agama 

pada dasarnya diharapkan mampu menciptakan solusi terhadap persoalan-

persoalan kontemporer serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

mungkin mempengaruhi bunyi teks-teks yang bersangkutan. Teks-teks al-

Qur’an dan hadis walaupun bersumber dari Tuhan dan Nabi Muhammad saw. 

sebagai pencipta syariat, namun perlu disadari bahwa penikmatnya adalah 

manusia, sehingga manusia mempunyai peranan dalam proses tersebut. 

menafsirkan kedua sumber ajaran ini. Dengan demikian, paradigma yang 

diusung di sini bukan lagi sekedar teosentris, yaitu ilmu yang bersumber dari 

Tuhan semata, melainkan paradigma teoantroposentris yang merupakan 

gabungan dua dimensi ilmu yang berbeda, yakni dimensi ketuhanan dan 

kemanusiaan. 

Penggabungan dimensi kemanusiaan dan ketuhanan yang dalam 

konteks tulisan ini lebih spesifik mengenai integrasi sosial dan hadis pada 



58 

 

 

 

hakikatnya merupakan spesifikasi dari proyek besar integrasi agama dan ilmu 

pengetahuan. Proyek ilmiah besar ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

bahwa dalam Islam tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. 

Keduanya tidak boleh berdiri sendiri-sendiri (terpisah), namun harus terpadu 

dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan umat secara komprehensif. 

Oleh karena itu, hambatan-hambatan yang menghalangi bertemunya ilmu 

agama dan ilmu umum harus dihilangkan. 

Lebih khusus lagi dalam konteks kajian hadis, meskipun sama-sama 

mengandung dimensi ketuhanan karena mengandung unsur wahyu Tuhan, 

namun disadari bahwa hadis memang berbeda dengan al-Qur'an. Jika 

ditimbang antara kedua sumber ajaran Islam ini, maka nuansa kemanusiaan 

dalam hadis Nabi lebih terasa dibandingkan dalam al-Quran. 

Jika dikaji dari sisi sumbernya misalnya, al-Qur’an murni merupakan 

wahyu Allah yang utuh melalui malaikat Jibril tanpa campur tangan sedikitpun 

dari Nabi, sedangkan hadis sebagian bersumber dari wahyu Allah atau ijtihad 

pribadi berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad saw. wahyu dan sebagian 

didasarkan pada sisi kemanusiaan Nabi seperti pendapat al-Dihlawī. 

Barangkali inilah yang menjadi alasan kuat agar integrasi sosial dan hadis Nabi 

lebih pantas diutamakan dibandingkan al-Qur'an, tanpa mengurangi urgensi 

al-Qur'an sebagai sumber pertama, karena hadis memiliki aspek kemanusiaan 

yang lebih kuat. 

C. Kaidah Kesahihan Hadis 

1. Kaidah Kesahihan Sanad 

a. Ittiṡāl al-Sanad  
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Abū Syu’bah menyebutkan bahwa pengertian dari ittiṡāl al-Ṡanād 

adalah setiap perawi mendengar secara langsung hadis yang diriwayatkannya 

dari periwayat yang berada di atasnya secara langsung tanpa ada rawi yang 

dihilangkan dan perawi tersebut mendengarnya dimana saja. 38  Sedangkan 

menurut M. Syuhudi Ismail ketersambungan sanad yaitu, setiap perawi hadis 

yang terdapat dalam sanad sebuah hadis meriwayatkannya dari perawi yang 

terdekat dengannya hingga sampai pada sanad terakhir dalam hadis atau 

dengan kata lain sanadnya bersambung mulai dari perawi yang disandari oleh 

mukharrij (orang yang membukukan hadis) sampai kepada tingkatan sahabat 

yang menerima hadis tersebut langsung dari Nabi Muhammad saw.39 

Namun dalam menetapkan kriteria hadis yang dinilai Ṡahīh terdapat 

perbedaan antara al-Bukhārī dan Muslīm khususnya pada masalah 

ketersambungan sanad antar perawi. Perbedaan tersebut terjadi pada 

masalah pertemuan antar perawi hadis dengan guru ataupun muridnya atau 

perawi yang terdekat dalam sanad. al-Bukhārī mengharuskan terjadinya 

pertemuan antara kedua orang perawi atau antara guru dan murid, walaupun 

pertemuan tersebut hanya sekali saja terjadi. Sedangkan Muslīm, tidak 

mengharuskan terjadinya pertemuan antar perawi atau antara guru dan 

murid, yang terpenting menurut Muslim ialah kedua orang perawi atau guru 

murid tersebut hidup pada masa yang sama atau sezaman.40 

                                                 

38 Muh}ammad bin Muh}ammad bin Suwailim Abū Syuhbah, al-Wasīṭ fī ‘Ulūm wa 
Muṡṭalaḥ al-Ḥadīṣ (t.t: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th), h. 225.  

39M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 127. 

40Lihat Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, 
al-Ḥadīṣ al-Sārī Muqaddimah Fatḥ al-Bārī, Juz 14 (t.t: Dār al-Fikr – Maktabah Salafiyyah, t.th), 

h. 12; dikutip dalam Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, 
Historisitas dan Aplikasi, h. 33. 
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Hal senada juga dijelaskan Abu al-Hasan Nur al-Din al-Mala al-Harawi 

dalam kitabnya Syarḥ Nukhbah al-Fikr fī Musṭalahat Ahl al-Aṡar menjelaskan 

bahwa dalam hal persambungan sanad antar perawi al-Bukhari lebih tegas 

dibanding Muslim. al-Bukhari mengharuskan terjadinya pertemuan antar 

perawi atau antara guru dan murid tanpa adanya perantara walaupun 

pertemuan tersebut hanya terjadi sekali saja. Sedangkan muslim sedikit lebih 

longgar dalam hal ini dengan mencukupkan kemungkinan adanya pertemuan 

kemudian berbaik sangka mengenai petemuan antar perawi bahwa sanad 

tersebut bersambung.41 Adapun indikator yang dapat menjadi acuan dalam 

menentukan ketersambungan sanad (ittiṡal al-sanad) sebagai berikut:  

1) Memperhatikan lafal periwatan hadis atau lafal penyampaian dan 

penerimaan (sigat al-tahammul wa al-ada’) 

Secara umum lafal periwayatan hadis terbagi menjadi beberapa 

bentuk, ialah sebagai berikut: 1) al-Sima’ min lafz al-syaikh (mendengarkan 

melalui seorang guru), 2) al-Qira‘at ‘ala al-syaikh (membacakan kepada 

seorang guru), 3) al-Ijazah (pemberian legalitas), 4) al-Munawalah 

(menyerahkan atau penyerahan), 5) al-Kitabah (secara tertulis), 6) al-I‘lam 

(memberitahukan atau pemberitahuan), 7) al-Wasiyyah bi al-kitab 

(mewasiatkan melalui kitab), 8) al Wijadah (melalui barang temuan).42 

                                                 

41 ‘Alī bin Muḥammad Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn al-Malā al-Harawī al-Qārī, Syarḥ 
Nukhbat al-Fikr fī Muṡṭalaḥāt Ahl al-Aṡār (Beirut: Dār al-Arqam, t.th), h. 247. 

42 Lihat Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, 
Historisitas dan Aplikasi, h. 41-53. Lihat juga ‘Uṡmān bin ‘Abd al-Raḥman Taqī al-Dīn Ibn Ṡalāḥ, 
Ma‘rifat Anwā‘ ‘Ulūm al-Ḥadīṣ - Muqaddimah Ibn Ṡalāḥ, h. 132-178. Lihat juga M. Syuhudi 
Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 57. Sedangkan al-Qāsimī membagi lafal periwayat 
hadis menjadi sembilan bentuk lafal, al-Qāsimī membagi bentuk periwayatan al-Qirā‘at 
menjadi dua bentuk. Lihat Muḥammad Jamāl al-Dīn bin Muḥammad Sa‘īd bin Qāsim al-Ḥallāq 
al-Qāsimī, Qawā‘id al-Taḥdīṣ min Funūn Muṡṭalaḥ al-Ḥadīṣ (Beirut: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyyah), 
h. 203-204. 
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2) Memperhatikan sezaman dan petemuan (mu‘asarah wa mubasyarah) 

Menurut M. Yusuf Assagaf dalam tesisnya yang berjudul "Manajemen 

Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw." menjelaskan bahwa langkah 

yang harus dilakukan untuk mengindentifikasi sesazaman dan terjadinya 

pertemuan antar perawi atau antar guru dan murid ialah dengan melacak 

biografi perawi, tahun lahir dan wafat, serta rihlah yang dilakukan.43 Namun 

terkadang pada proses pelacakan sulit ditemukan tahun lahir ataupun tahun 

wafat perawi hadis.  

Menurut Abdul Gaffar dalam disertasinya yang berjudul “Telaah Kritis 

Atas ‘Ilal al-Hadis Dalam Kaidah Kesahihan Hadis (Sebuah Rekonstruksi 

Metodologis)" menjelskan bahwa Jika tahun lahir periwayat tidak ditemukan 

maka salah satu cara untuk mengukur apakah ada kemungkinan bertemu atau 

minimal semasa antar kedunya adalah dengan melihat tahun wafat masing-

masing periwayat. Jika jarak keduanya terpaut tidak lebih dari 40 tahun maka 

ada kemungkinan terjadi pertemuan dengan asumsi pada umumnya seorang 

periwayat rata-rata berusia 60 tahun. Jika jarak keduanya lebih dari 40 tahun, 

maka membutuhkan penelitian yang lebih dalam untuk menemukan apakah 

terjadi pertemuan atau tidak.44 

3) Memperhatikan hubungan guru dan murid  

Adapun cara mengetahui hubungan guru dan murid antar perawi dapat 

dilakukan dengan melakukan pelacakan data mengenai guru-guru perawi 

tersebut dan juga murid-murid perawi tersebut. Dengan kata lain bahwa 

                                                 

43M. Yusuf Assagaf, “Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.”, Tesis, h. 
45. 

44 Abdul Gaffar, “Telaah Kritis Atas ‘Ilal al-Ḥadīṣ Dalam Kaidah Kesahihan Hadis 
(Sebuah Rekonstruksi Metodologis)”, Disertasi, h. 132. 
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hubungan guru dan murid ini validitas datanya harus dilakukan dua sisi mulai 

dari pertama hingga sampai kepada sanad yang terakhir. Namun jika pada satu 

sisinya tidak ditemukan hubungan antar keduanya, maka sanad hadis tersebut 

dinilai terputus, baik keterputusan sanad tersebut terjadi diawal, tengah 

ataupun diakhir sanad.45 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam mengukur kesezamanan 

dan pertemuan antar perawi dapat ditempuh dengan melakukan pelacakan 

terhadap biografi perawi, tempat lahir dan wafat, tahun lahir dan wafat serta 

rihlah perawi dalam mencari hadis. Indikasi adanya pertemuan tersebut dapat 

dilihat dengan menggunakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh al-

Bukhari atau dengan melihat kemungkinan pertemuan sebagaimana 

persyaratan Muslim. Serta adanya hubungan dua sisi dari para perawi yang 

berada pada rentetan sanad sebagai bentuk validitas data hubungan guru 

murid.  

b. Perawinya ‘Adl  

Kata ‘adl menurut Ibn Faris, kata yang terdiri dari ع ,د dan ل memiliki 

dua makna dasar yang saling berhadapan seperti lurus dan bengkok.46 Namun 

makna ‘adl yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bersikap lurus 

khususnya dalam meriwayatkan hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad 

saw. Sedangkan menurut istilah sebagaimana penjelasan Ibn al-Salah bahwa 

kebanyakan dari ulama hadis dan fiqhi telah sepakat bahwa disyaratkan 

kepada orang yang mengajukan riwayatnya agar memenuhi keadilan dan 

                                                 

45M. Yusuf Assagaf, “Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.”, Tesis, h. 
45. 

46Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā al-Qazwainī al-Rāzī Abū al-Ḥasan, Mu‘jam Maqāyīs 
al-Lugah, Juz 4, h. 246. 
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keḍabiṭ-an ketika ia meriwayatkannya. Jumhur ulama juga telah merinci 

keadilan seorang perawi dengan harus muslim, balig, berakal, selamat dari 

sebab kefasikan dan menjaga muru’ah.47 

c. Perawinya Ḍābiṭ 

Berdasarkan dari definisi ḍabiṭ baik secara bahasa maupun istilah, 

maka dapat dipahami bahwa ḍābiṭ adalah suatu istilah yang dipakai oleh 

ulama dalam menggambarkan kualitas dari hafalan seorang perawi hadis, baik 

itu kecermatan dalam menghafalnya maupun menyampaikan suatu hadis 

(memiliki hafalan yang kuat).48 Abu Bakr Kafi dalam kitabnya membagi ḍabiṭ 

menjadi dua bagian sebagai berikut:49 

1) Ḍabṭ al-Sadr  

Ḍabṭ al-sadr yaitu kuat dalam dada, artinya memiliki daya ingat dan 

hafalan yang sangat kuat semenjak perawi menerima hadis dari seorang guru 

sampai perawi tersebut meriwayatkannya kepada orang lain, atau perawi 

tersebut memiliki kemampuan untuk meriwayatkannya kapan saja 

diperlukan oleh orang lain. 

2) Ḍabṭ al-Kitab 

Ḍabṭ al-kitab yaitu kuat dalam tulisannya, maksudnya tulisan hadisnya 

selalu terjaga dari perubahan, pergantian dan kekurangan sejak mendengar 

dari gurunya. Singkatnya, tidak terjadi kesalahan penulisan kemudian diubah 

                                                 

47Abū Bakr Kāfī, Manhaj al-Imām al-Bukhārī fī Taṣḥīḥ al-Aḥādīṣ wa Ta‘līlihā, (Cet. I; 
Beirut: Dār Ibn Hazm, 1422 H/2000 M), h. 75. 

48Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 
Aplikasi, h. 65. 

49Abū Bakr Kāfī, Manhaj al-Imām al-Bukhārī fī Taṣḥīḥ al-Aḥādīṡ wa Ta‘līlihā, h. 131. 
Lihat juga Muhammad Alawi al-Maliki, Ilmu Ushul al-Hadis (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2012), h. 53. 
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dan diganti, karena hal demikian akan mendatangkan keraguan atas ke-ḍabiṭ-

an seorang perawi. 

3) Tamm al-Ḍabṭ  

Istilah tamm al-Ḍabṭ jika diindonesiakan dapat bermakna ke-Ḍābiṭan 

yang sempurna atau dapat digunakan istilah Ḍābiṭ plus yang dikhususkan 

kepada para perawi yang menghafal secara sempurna hadis yang diterimanya 

serta dapat menyampaikan hadisnya dengan lancar, dan hadis yang dihafalnya 

juga dipahami dengan baik.50 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ke-Ḍābiṭan 

seorang perawi hadis memiliki pengaruh besar terhadap apa yang diterima 

dan disampikan. Hal ini menjadi ke-Ḍābiṭan perawi merupakan unsur penting 

yang harus terpenuhi dalam menilai kualitas hafalan perawi hadis.  

2. Kaidah Kesahihan Matan  

a. Terhindar dari syāż  

Ibn Fāris menjelaskan bahwa kata syāż yang terdiri dari huruf ش dan  ذ 

bermakna dasar menyendiri dan berbeda.51 Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka dapat dipahami bahwa syāż menurut bahasa ialah sesuatu yang 

menyendiri dan berbeda atau menyalahi yang lainnya. Terdapat perbedaan 

pendapat di kalangan ulama tentang pengertian syāż dalam istilah. Secara 

umum terdapat tiga pandangan yang masyhur, yaitu:52 

                                                 

50Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 
Aplikasi, h. 71. 

51Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā al-Qazwainī al-Rāzī Abū al-Ḥasan, Mu‘jam Maqāyīs 
al-Lugah, Juz 3, h. 180. 

52‘Uṡmān bin ‘Abd al-Raḥman Taqī al-Dīn Ibn Ṡalāḥ, Ma‘rifat Anwā‘ ‘Ulūm al-Ḥadīṡ - 
Muqaddimah Ibn Ṡalāḥ, h. 76-77. 
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1) Al-Syāfi‘ī berpendapat bahwa syāż adalah suatu hadis dengan perawi 

yang ṡiqah tetapi ditentang oleh hadis lain dengan periwayat yang lebih 

ṡiqah atau banyak periwayat ṡiqah. 

2) Sedangkan Al-Ḥākim berpandangan bahwa syāż adalah hadis dengan 

rentetan perawi yang ṡiqah dan tidak terdapat periwayat ṡiqah lain 

yang meriwayatkannya. 

3) Adapun Abū Ya‘lā al-Khalīlī berpendapat bahwa syāż adalah suatu hadis 

dengan sanad yang terdiri dari satu macam saja, baik dalam 

periwayatannya terdapat perawi yang bersifat ṡiqah ataupun tidak.  

M. Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa ada empat indikator dalam 

menentukan syāż atau tidak matan pada suatu hadis hadis, yaitu: terdapat 

sanad menyendiri pada hadis bersangkutan, bertentangannya matan hadis 

dengan sanad lebih kuat dengan hadis yang bersangkutan, bertentangan 

dengan al-Qur’an dan atau tidak logis serta bertentangan dengan fakta 

sejarah.53 

a. Terhindar dari ‘illat 

Ibn Fāris menjelaskan bahwa kata ‘illah yang terdiri dari huruf ع dan  ل 

memiliki tiga makna dasar, yakni; pengulangan, menghalangi dan kelemahan 

pada sesuatu. 54  Sementara menurut bahasa, ‘illah merupakan hal-hal 

tersembunyi yang dianggap menjadi penyebab cacatnya sebuah hadis yang 

                                                 

53Arifuddin Ah}mad, 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. 

54Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā al-Qazwainī al-Rāzī Abū al-Ḥasan, Mu‘jam Maqāyīs 
al-Lugah, Juz 3, h. 12. 
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secara dzahir lepas dari segala kekurangan.55 Oleh karena ‘illat adalah sebuah 

penyakit tersembunyi atau samar yang terdapat dalam hadis, sehingga 

membuat hadis tersebut berkualitas ḍaif.  

Adapun indikator untuk mengetahui ‘illah (kecacatan) pada matan 

hadis, yaitu: Adanya idrāj (penyisipan kata yang dilakukan oleh periwayat 

ṡiqah), digabungkannya suatu matan hadis dengan hadis lainnya, baik sedikit 

atau banyak oleh perawi yang ṡiqah, adanya ziyādah (tambahan kalimat atau 

kata yang dianggap bukan dari bagian hadis bersangkutan oleh perawi yang 

ṡiqah), terdapat inqilāb (pembolak balikan kalimat-kalimat pada matan hadis), 

terdapat taḥrīf atau taṡḥīf (adanya pengubahan huruf atau syakal pada suatu 

matan hadis) dan atau terdapat kekeliruan pada proses periwayatan hadis bi 

al-ma‘na.56 

Namun indikator-indikator di atas tidak menjadikan sebuah hadis 

menjadi tidak sah jika ditemukan dalam sebuah hadis. Suatu hadis dikatakan 

hadis daif apabila indikator-indikator yang terdapat pada hadis tersebut 

merusak substansi makna hadis, namun jika indikator-indikator tersebut 

ditemukan dan sama sekali tidak merusak substansi makna hadis, maka hadis 

tersebut dikategorikan sebagai hadis yang diriwayatkan penuh makna 

(riwāyah bi al-ma'nā).57 

                                                 

55Lihat Muḥammad ‘Ajjāj bin Muḥammad Tamīm bin Ṡāliḥ bin ‘Abdullāh al-Khaṭīb, 
Uṣūl al-Ḥadīṡ (Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 291; dikutip dalam M. Yusuf Assagaf, 
“Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.”, Tesis, h. 50. 

56Lihat Abū Sufyān Muṡṭafā Bājū, al-‘Illah wa Ajnāsuhā ‘ind al-Muḥaddiṡīn, (Cet. I; 
Ṭanṭā: Maktabah al-Ḍiyā’, 1426 H/2005 M), h. 288-397; dikutip dalam M. Yusuf Assagaf, 
“Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.”, Tesis, h. 50 

57I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, “Studi Kritik Hadis-hadis Mengusap Khuf dalam 
Kitab al-Z|ikrā Karya K.H. Lanre Said”, Skripsi, h. 14. 
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BAB III 

KUALITAS HADIS 
 

A. Takhrij al-Hadis Tentang Kekerasan Simbolik 

Tema hadis dalam penelitian ini ialah tentang kekerasan simbolik 

perspektif hadis nabi saw. yang mengangkat pembahasan sebagai titik fokus 

dalam penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 metode untuk 

men-takhrīj, yaitu metode takhrīj dengan cara mencari hadis dengan 

menggunakan lafal pertama pada matan hadis, metode salah satu lafal matan 

hadis, dan metode Takhrij Hadis bersadarkan tema hadis. 

Hasil yang didapatkan setelah meneliti potongan hadis diatas dengan 

menggunakan metode-metode takhrīj sebagai berikut. 

1) Metode lafal pertama pada matan hadis 

Adapun pentun yang didapat pada lafal pertama pada matan hadis 

dengan menggunakan kitab Jām’u al-Jawāmi’. Peneliti menemukan pada juz 4, 

halaman 166 dengan menggunakan lafal perama matan hadis المسلم terdapat 

pada simbol (الم) dengann nomor hadis: 

ان  اللُّ 
 
خِيهِ، ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك ا يُسْلِمُهُ، م 

 
ل ظْلِمُهُ و  ا ي 

 
مُسْلِمِ، ل

ْ
خُو ال

 
مُسْلِمُ أ

ْ
 ع  ال

َ
ل ج  زَ و 

وْمِ  بِ ي  ر 
ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
ا ك نْهُ بِه   ع 

َ
ل ج  زَ و  رَج  اللُّ ع  نْ مُسْلِمٍ ، ف  رَج  ع  نْ ف  م  ةً و  رْب 

ُ
تِهِ، ك اج   فِي ح 

ةِ  ام  قِي 
ْ
وْم  ال هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  نْ س  م  ةِ، و  ام  قِي 

ْ
 ال

 1عن ابن عمر  حب ,ت ، ,د ، ,م ، ,خ ،,م ح

                                                 

1  Jalal al-Din Muhammad al-Sayuti, Jam al-Jawami; Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al- 
‘Ilmiyah), h. 439. 
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Dari kode-kode yang termut dalam kitab petunjuk tersebut, 

menerangkan sebagai berikut: 

a. Hadis ini terdapat di beberapa kitab yaitu (حم) Musnād Aḥmād, (خ) Ṡahīh 

Bukhārī, ( ) Ṡaḥīḥ Muslīm, (د) Abū Dawūd, (ت) Sunān Turmūdzi. 

b. Dan diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar (ابن عمر). 

2) Metode salah satu lafal matan Hadis 

Dalam metode ini peneliti menggunakan kitab al-Mu’jām al-Mufahras Li 

Alfaz al-Ḥadīs al-Nabāwi. Melalui kitab ini penulis Menelusuri hadis dengan 

kata المسلم dari kata سلم: 

 يُسْلِمُهُ 
 
لا ظْلِمُهُ و   ي 

 
خُو المُسْلِمِ لا

 
ت   ,,85, د  ادب 85م  بر  ,,3خ  مظالم  –المُسْلِمُ أ

 71,  24,  5, 68,  91 ,2حم   ,,8حدود 
Penjelasan kode-kode yang ada pada hadis tersebut: 

a.  : Bukhārī kitab  bab 3 

b.  : Muslīm kitab  Bab 32 

c.  : Abū Dawūd kitab  bab 38 

d. : Tūrmūdzi kitab  bab 3 

e. : Tūrmūdzi kitab  bab 1, tidak termasuk sampel hadis yang diteliti. 

f. : Musnād Aḥmād Jilid 2 halaman 91 

g. : Musnād Ahmād Jilid 2 halaman 68, Jilid 5 halaman 23 dan 71 tidak 

termasuk sampel hadis yang diteliti. 

3) Metode Takhrīj al-Hadīs berdasarkan Tema Hadīs 

Pada metode ini, peneliti menggunakan kitab kanz al-Ammāl dengan tema 

karakteristik Muslim. Pada tema ini ditemukan: 

                                                 

2A. J. Weinsinck, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāż al-Ḥadīṡ al-Nabawī, (Laiden: Maktabah 
Birīl, 1936), Juz 2, h. 517 
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ان  فِي ح  -
 
نْ ك ا يُسْلِمُهُ، م 

 
ل ظْلِمُهُ و  ا ي 

 
مُسْلِمِ، ل

ْ
خُو ال

 
مُسْلِمُ أ

ْ
زَ ال ان  اللُّ ع 

 
خِيهِ، ك

 
ةِ أ  اج 

َ
ل ج   و 

وْمِ  بِ ي  ر 
ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
ا ك نْهُ بِه   ع 

َ
ل ج  زَ و  رَج  اللُّ ع  نْ مُسْلِمٍ ، ف  رَج  ع  نْ ف  م  ةً و  رْب 

ُ
تِهِ، ك اج   فِي ح 

ةِ  ام  قِي 
ْ
وْم  ال هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  نْ س  م  ةِ، و  ام  قِي 

ْ
 ال

نْ - م  ةً و  رْب 
ُ
نْهُ ك رَج  اللُّ ع  رْب ةً، ف 

ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع   3)ح ق ت د عن ابن عمر (  ف 

Penjelasan kode pada hadis tersebut: 

 Imām Ahmād dalam kitab Musnadnya, ( ) berarti Hadis Muttafaq 

‘Alaih (Imam Bukhārī dan Imam Muslīm), ( ) at-Turmūdzi, ( ) Abu Dawūd. 

B. Pengumpulan Hadis dan I’tibar Sanad Hadis 

Setelah menelusuri hadis dalam kitab sumber, maka dapat disimpulkan  

bahwa hadis yang diteliti tersebut terdapat 5 riwayat, yaitu terletak dalam 

kitab Ṡahīh Bukhāri nomor hadis 2442, Ṡahāh Muslīm nomor hadis 2580, 

Sunan Abū Dawūd nomor hadis 4893, Sunan al-Tūrmūdżī nomor hadis 1426, 

dan Musnād Aḥmād nomor hadis 5646. 

1. Musnād Aḥmād bin Ḥanbāl 

بْدِ ا الِم  بْن  ع  نَ س 
 
ابٍ، أ نِ ابْنِ شِه  ، ع 

ٌ
يْل نِي عُق  دَث  يْثٌ، ح 

 
ا ل دَث ن  جَاجٌ، ح  ا ح  دَث ن   للِّ ح 

 :
 
ال م  ق 

َ
ل س  يْهِ و 

 
ل ى الُلّ ع 

َ
ل  اللِّ ص 

 
سُول نَ ر 

 
هُ، أ ر  خْب 

 
ر  أ بْد  اللِّ بْن  عُم  نَ ع 

 
هُ، أ ر  خْب 

 
مُسْلِمُ »أ

ْ
ال

 فِي 
َ
ل ج  زَ و  ان  اللُّ ع 

 
خِيهِ، ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك ا يُسْلِمُهُ، م 

 
ل ظْلِمُهُ و  ا ي 

 
مُسْلِمِ، ل

ْ
خُو ال

 
أ

                                                 

3 Alim Kabir Muhaddis ‘Ali bin Hisam al-Din ‘Abd al-Malik bin Qadi Khan, Kanz al- 
‘Ammal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al, Juz I (Muassasah al-Risalah, 1401 H/1981 M), h. 150. 
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وْمِ ح   بِ ي  ر 
ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
ا ك نْهُ بِه   ع 

َ
ل ج  زَ و  رَج  اللُّ ع  نْ مُسْلِمٍ ، ف  رَج  ع  نْ ف  م  ةً و  رْب 

ُ
تِهِ، ك اج 

ةِ  ام  قِي 
ْ
وْم  ال هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  نْ س  م  ةِ، و  ام  قِي 

ْ
«ال

2. Ṡaḥīḥ al-Bukhārī 

يْرٍ، 
 
ى بْنُ بُك ي  حْ ا ي  دَث ن  نَ ح 

 
هُ أ ر  خْب 

 
الِمًا أ نَ س 

 
ابٍ أ نِ ابْنِ شِه  يْلٍ، ع  نْ عُق  يْثُ، ع 

َ
ا الل دَث ن  ح 

:
 
ال م  ق 

َ
ل س  يْهِ و 

 
ل ى الُلّ ع 

َ
ل  اللِّ ص 

 
سُول نَ ر 

 
هُ: أ ر  خْب 

 
ا، أ نْهُم  ضِي  اللُّ ع  ر  ر  بْد  اللِّ بْن  عُم   ع 

ظْلِمُهُ »  ي 
 
خُو المُسْلِمِ لا

 
ان  اللُّ فِي  المُسْلِمُ أ

 
خِيهِ ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك م   يُسْلِمُهُ، و 

 
لا و 

نْ  م  ةِ، و  ام  وْمِ القِي  رُب اتِ ي 
ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
نْهُ ك رَج  اللُّ ع  ةً، ف  رْب 

ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م  تِهِ، و  اج  ح 

ةِ  ام  وْم  القِي  هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  5«س 

3. Sahīh Muslīm 

بِيهِ، 
 
نْ أ الِمٍ، ع  نْ س  ، ع  ِ

هْرِيَّ نِ الز  يْلٍ، ع  نْ عُق  يْثٌ، ع 
 
ا ل دَث ن  عِيدٍ، ح  ةُ بْنُ س  يْب  ا قُت  دَث ن  ح 

 :
 
ال ، ق  م 

َ
ل س  يْهِ و 

 
ل ى الُلّ ع 

َ
ل  الِلّ ص 

 
سُول نَ ر 

 
ا يُسْلِمُ »أ

 
ل ظْلِمُهُ و  ا ي 

 
مُسْلِمِ، ل

ْ
خُو ال

 
مُسْلِمُ أ

ْ
هُ، ال

نْ  نْهُ م  رَج  الُلّ ع  ةً، ف  رْب 
ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م  تِهِ، و  اج  ان  الُلّ فِي ح 

 
خِيهِ ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
ك

ةِ  ام  قِي 
ْ
وْم  ال هُ الُلّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  نْ س  م  ةِ، و  ام  قِي 

ْ
وْمِ ال بِ ي  ر 

ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
ا ك «بِه 

                                                 

4Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Halāl bin Asad al-Syaibānī, 
Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Juz 1 (Cet. I: Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416/ H / 1995 
M), h. 463. 

5Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ja’fī, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṡaḥīḥ 
al-Mukhtaṡar min Umūr Raslullāh Ṡallāllah ‘Alah wa Sallam wa Sunnatih–Ṡaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 
7 (Cet. I; t.t: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), h. 22. 

6Abū al-Ḥusain bin Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūri, Al-Musnad al-Ṡaḥīḥ 
al-Mukhtaṡarī  bin Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillah Ssaw = Ṡaḥīḥ Muslim, Juz 5, h. 1996. 
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4. Ṣunān Abū Dāwūd 

ا  دَث ن  بِيهِ، ح 
 
نْ أ الِمٍ، ع  نْ س  ، ع  ِ

هْرِيَّ نِ الز  يْلٍ، ع  نْ عُق  يْثُ، ع 
َ
ا الل دَث ن  عِيدٍ، ح  ةُ بْنُ س  يْب  قُت 

 :
 
ال ، ق  م 

َ
ل س  يْهِ و 

 
ل ى الُلّ ع 

َ
ل ِ ص 

نِ النَبِيَّ ا يُسْلِمُهُ،»ع 
 
ل ظْلِمُهُ، و  ا ي 

 
مُسْلِمِ ل

ْ
خُو ال

 
مُسْلِمُ أ

ْ
نْ  ال م 

خِ 
 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
ا ك نْهُ بِه  رَج  اللُّ ع  ةً ف  رْب 

ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م  تِهِ، و  اج  إِنَ اللّ  فِي ح  يهِ ف 

ةِ  ام  قِي 
ْ
وْم  ال هُ اللُّ ي  ر  ت  مُسْلِمًا س  ر  ت  نْ س  م  ةِ، و  ام  قِي 

ْ
وْمِ ال بِ ي  ر 

ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
7«ك

5. Ṣūnān al-Ṭirmīżī 

دَ  : ح 
 
ال ةُ ق  يْب  ا قُت  دَث ن  نَ ح 

 
بِيهِ، أ

 
نْ أ الِمٍ، ع  نْ س  ، ع  ِ

هْرِيَّ نْ الز  يْلٍ، ع  نْ عُق  يْثُ، ع 
َ
ا الل ث ن 

 :
 
ال م  ق 

َ
ل س  يْهِ و 

 
ل ى اللُّ ع 

َ
ل  اللِّ ص 

 
سُول ا يُسْلِمُهُ، »ر 

 
ل ظْلِمُهُ، و  ا ي 

 
خُو المُسْلِمِ، ل

 
المُسْلِمُ أ

ان  اللُّ فِ 
 
خِيهِ ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك م  نْهُ و  رَج  اللُّ ع  ةً ف  رْب 

ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م  تِهِ، و  اج  ي ح 

ةِ  ام  وْم  القِي  هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  نْ س  م  ةِ، و  ام  وْمِ القِي  بِ ي  ر 
ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
دِي«: ك ا ح  ذ  ثٌ ه 

رِيبٌ  حِيحٌ غ  نٌ ص  س  ح 

Setelah melakukan penelusuran dan pengumpulan hadis-hadis yang 

berkaitan dengan objek kajian penelitian, maka tahap selanjutnya dalam 

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

jelas nantinya seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian pula seluruh 

nama-nama periwayat dan lambang periwayatan yang termuat dalam hadis 

tersebut. Bukan hanya itu, yang terpenting dalam kegiatan ini adalah dapat 

                                                 

7Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘aṣ bin Isḥāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al- Azdi 
al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, Juz 4 (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h. 273. 

8Muhammad bin ‘Isā bin Sūrah bin Musā al-Ḍaḥḥāk, al-Jāmi’ al-Kabīr Sunan alTirmidzī, 
Juz 6. Beirūt: Dār al-Garb al-Islamī. 1998, h. 87. 
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menyingkap apakah hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh satu orang saja 

atau ada pendukung lain yang berstatus syahid dan mutabi.9 

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

dalam kitab sumber, sebanyak 5 jalur periwayatan dengan rincian; Ṡahih al-

Bukhāri 1 riwayat, Ṡahih Muslīm 1 riwayat, Abū Dāwūd 1 riwayat, Ṣunan 

Ṭirmīdżī 1 riwayat, dan Musnad Ahmād 1 riwayat. Dari 6 riwayat tersebut tidak 

terdapat syāhid dan mutabi. 

C. Skema hadis penelitian jalur sanad 

ا     دَث ن  جَاجٌ، ح  ا ح  دَث ن  يْثٌ ح 
 
نِي ، ل دَث  ، ح 

ٌ
يْل نِ عُق  ابٍ ع  نَ ، ابْنِ شِه 

 
بْ أ الِم  بْن  ع  دِ اللِّ س 

هُ  ر  خْب 
 
ر  ، أ بْد  اللِّ بْن  عُم  نَ ع 

 
هُ أ ر  خْب 

 
نَ  أ

 
م   أ

َ
ل س  يْهِ و 

 
ل ى الُلّ ع 

َ
ل  اللِّ ص 

 
سُول  ر 

 

  

                                                 

9Syāhid adalah periwayatan yang berstatus pendukung yang berada pada tingkatan 
sahabat. Mutabi’ biasa juga disebut tabi’ dengan jamak tawabi’ adalah periwayatan yang 
berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Lihat: Burhanuddin Darwis, 
Hadis Tentang Takdir dalam Teologi As’ariyah (Cet. I; Samata, Gowa: Alauddin Press, 2011), h. 
80. 
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D. Kualitas Hadis Tentang Kekerasan Simbolik perspektif Hadis Nabi saw. 

1. Kritik Sanad Hadis 

a. Aḥmād bin Ḥanbāl 

Bernama lengkap Aḥmād bin Muḥammad bin Ḥanbāl bin Hilāl bin Asad 

al-Syaibāni Abū ‘Abdillāh al-Marwazī.10 Lahir di Bagdād pada tahun 164 H dan 

                                                 

10Lihat Abū al-Ḥajjāj Yūsuf bin ‘Abd al-Raḥmān bin Yūsuf, Jamāl al-Dīn Ibn al-Zakī Abū 
Muḥammad al-Qaḍā‘ī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’I al-Rijāl, Juz XV, (Cet. I; Bairut: Mu’assasah al-
Risālah, 1400 H/ 1980 M), h. 162. Dalam kitab ini juga menyebutkan nama gurunya dan 
muridnya. 
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wafat pada hari Jum’at, bulan Rajab, tahun 241 H di Bagdād. 11  Aḥmād bin 

Ḥanbāl merupakan salah satu muḥaddiṡīn terkemuka di zamannya dan telah 

menyusun sebuah kitab yang dinamai al-Musnād, sedang di dalamnya 

terkumpul hadis-hadis sahih menurutnya. 

Imam Aḥmād bin Ḥanbāl mulai belajar hadis sejak berusia 13 tahun, 

yakni sekitar tahun 177 H12, ia kemudian melakukan melakukan perjalanan 

ilmiah (riḥlah ‘ilmiyyah) ke berbagai kota besar pada masanya, seperti; Kūfah, 

Baṡrah, Makkah, Madīnah, Yaman, Syām13 , dan al-Jazāir.14  Dia juga tercatat 

pernah berguru kepada Imam Syāfi‘ī.  

Selain daripada itu, ia memiliki banyak guru, di antaranya; Hārūn bin 

Yaḥyā, Zaid bin Yaḥyā, Hawżah Ibn Khalīfah, Sufyān bin ‘Uyainah, Ḥajjāj bin 

Muḥammad al-Musaiṡī, ‘Abdullāh bin Numair al-Hamdanī (Ibn Numair), Yazīd 

Ibn Hārūn, Wakī’ bin al-Jarāḥ, Zaid bin Yaḥyā dan lain-lain. Sementara murid-

muridnya yang juga sangat banyak, di antaranya; imam al-Bukhārī, Muslim, 

Abū Dāwūd dan lain-lain.15 

                                                 

11Lihat Abū Isḥāq Ibrāhīm bin ‘Alī, Ṭabaqāt al-Fuqahā’ al-Syairāzī, Juz I, (Cet. I; Beirut: 
Dār al-Rāid al-‘Arabī, 1970 M), h. 91. Lihat juga al-Bukhārī Abū ‘Abdillah, Al-Tārīkh al-Kabīr, 
Juz II, (Al-Dukn: Dā’irah al-Ma‘ārif al-‘Uṡmāniyyah, t.th), h. 5., Ṡāliḥ bin Aḥmad bin Muḥammad 
bin Ḥanbal, Sīrah al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Juz I, (Cet. II; Al-Iskandariyyah: Dār al-Da‘wah, 
1404 H), h. 30. Pada kitab ini disebutkan pula nasab imam Ah}mad sampai kepada nabi 
Ibrāhīm. 

12Lihat Ismā‘il bin Muḥammad bin al-Faḍl bin ‘Alī al-Qurasyī, Siyar al-Salf al-Ṡāliḥīn, 
Juz I, (al-Riyād}: Dār al-Rāyah li al-Nasyr wa al-Tauzī‘, t.th), h. 1053. 

13 Negeri Syām sendiri telah terpecah menjadi empat negara, yaitu; Palestina, 
Yordania, Libanon dan Syiriah/Suriah. 

14Lihat Abū Bakr Aḥmad bin ‘Alī bin Ṡābit bin Aḥmad bin Mahdī al-Khaṭīb al-Bagdādī, 
Tārīkh Bagdād, Juz IV, (Cet. I; Bairut: Dār al-Garab al-Islāmī, 1422 H/ 2002 M), h. 90. 

15Lihat Ibn Khalkān Syāms al-Dīn Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm bin Abī Bakr 
Abū al-‘Abbās, Wafayāt al-A‘yān wa Anbā’ Abnā’ al-Zamān, Juz I, (Beirut: Dār Ṡādir, 1900 M), h. 
63. 
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Pandangan kritikus terhadap imam Aḥmad; ‘Abd al-Razzāq berkata; ma> 

ra’aitu afqah minhu wa lā ara’, Yaḥya bin Ādam berkata; Aḥmad imāmanā, Abū 

‘Āṣhim berkata; ma jā anā man ṡammah aḥad gairihī yaḥsin al-fiqh, Imam al-

Syāfi‘ī berkata; mā khalaftu bihā afqah wa lā azhad wa lā aurā‘ wa lā a‘lam min, 

Aḥmad ibn Ḥanbal, al-‘Abbās al-‘Anbarī berkata; ḥujjah, Qutaibah berkata: 

Aḥmad imām al-dunyā, ‘Abdullāh al-Kharībī berkata; kāna afḍal zamānih, al-‘Ijlī 

mengatakan: Aḥmad ṡiqah ṡabt fī al-ḥadīṡ, Abū Zur‘ah mengatakan bahwa 

Aḥmad menghafal sekitar 1 juta hadis, Ibn Sa‘ad mengatakan Aḥmad ṡiqah ṡabt 

ṡadūq kaṡīr al-ḥadīṡ.16 

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Imam Ahmad bin H}anbal 

merupakan seorang imam di bidang hadis, sekaligus perawi hadis yang 

memenuhi kriteria‘adl dan Ḍābiṭ. 

b. Hajjāj bin Muḥammad al-Mushaīshi 

Hājjāj bīn Muḥammad al-Ā’war al-Mūsaīsi berasal daripada Tūrmuz. 

Beliau tinggal di Baghdād kemudian bertolak ke Musaisah. Kunyah-nya Abu 

Muhammad. Beliau mendengar Hadis dari pada Ibn Jurāij, Shubah, dan al-Laits. 

Antara para perawi Hadīs beliau ialah Ahmād, Yahya bin Ma’in, Yahya bin 

Yahya, dan lain-lain. Āhmad berkata bahawa Hājjāj meninggal dunia pada 

tahun 206 H di Baghdād. Ahmād berkata bahwa beliau seorang yang sangat 

teliti (dabit), paling detail menulis huruf dan sangat fokus dalam amalannya. 

Āli al-Mādini dan al-Nāsa’i berkata beliau tsiqāh. Ibn Hajar berkata bahwa 

                                                 

16Lihat Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Alī Abū al-Faḍl, Tahżīb al-Tahżīb, Juz I, (Cet. 
I; Al-Hindi: Maṭba‘ah Dā’irah al-Ma‘ārif al-Nażāmiyyah, 1326 H), h 74., lihat pula Abū al-Walīd 
Sulaimān bin Khāf bin Sa‘ad al-Bājī, al-Ta‘dīl wa al-Tajrīh}, Juz I, (Cet. I; al-Riyād}: Dār al-Liwā’, 
1406 H/1986 M), h. 320., Abū Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad al-Tamīmī, al-Ṡiqāt, 
Juz VIII, (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1393 H/1973 M), h. 18. Abū Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān 
bin Muḥammad bin Idrīs bin al-Munżir al-Tamīmī, al-Ḥanżalī al-Rāzī, al-Jarḥ wa al-Ta‘dīl, Juz 
II, (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1271 H/1952 M), h. 68. 
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beliau pernah meriwayatkan Hadis dalam keadaan terbolak-balik (ikhtilat), 

bahkan ada yang mamasukkan beliau ke dalam kitab al-Duafa. Namun al-Ajli 

dan Muslim men-tsiqah-kan beliau. Ibn Sa’ad berkata beliau pindah ke 

Musaisah kemudian ke Baghdad kerana ada keperluan. Beliau meninggal 

dunia di Baghdad pada tahun 206 H. 

Guru-guru tersebut adalah: Isrāil Bin Yūnus, Abdurrahman Bin Abdullāh 

Mas'ūd, Laits Bin Sa'īd, dan lain-lain. Murid-muridnya adalah: Ahmad bin Hajjāj 

bin Muhammad al-Musaisi, Ahmad bin Muhammad bin Hanbāl, Ahmad bin 

Mansūri al-Ramadi, Hajjāj bin Yūsuf asy-Sya'īr, Yahya bin Mu'ain, Yahā bin 

Yahyā an-Naisabūri.17 

Penilaian-penilaian tersebut menunjukkan bahwa imam Hajjāj bin 

Muhammad al-Mashishi merupakan seorang imam dalam bidang hadis, 

memungkinan hajjaj dan ahmad bin hanbal bertemu sebab tinggal di tempat 

yang sama yakni bagdād, selisi jarak meninggalnya antara hajjaj dan hanbal 35 

tahun, yang memperkuat bahwa mereka bertemu, sehingga hajjaj periwayat 

hadis yang memenuhi kriteria ‘adl dan Ḍābiṭ. 

c. Laits Bin Sa’ad Bin Abdurrahman Al-fahmī 

Nama aslinya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah 

bin Syihāb bin Abdullah ibn al Hāris bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah al Quraisy 

al Zuhrī al Faqih. Ibn Syihāb tinggal di Ailah, sebuah desa antara Hijaz dan 

                                                 

17 Lihat Ibn Khalkān Syāms al-Dīn Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm bin Abī 
Bakr Abū al-‘Abbās, Wafayāt al-A‘yān wa Anbā’ Abnā’ al-Zamān, Juz I, (Beirut: Dār Ṡādir, 
1900 M), h. 63 
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Syam.18 11 Beliau wafat tahun 123 H ada yang mengatakan ia meninggal pada 

tahun 125 H.  

Dalam meriwayatkan hadis beliau pernah berguru diantaranya adalah 

Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Ja’fār, Said Al Musayyab,Sulaiman 

bin Yasar dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya diantranya adalah Atha’ 

bin Abi Rabah, Abu Zubair al Makky, Umar bin Abdul Aziz, Malik, Uqail, Syua>ib 

bin Abi Hamzah, ibn Juraīj, Laits, Ziyād bin Said dan lain-lain.  

Para ulama menilai az-Zuhri sebagai seorang yang stiqah, ibn Said 

berkata Az-Zuhrī adalah orang yang tsiqah, banyak hadis dan ilmu riwayah, 

Amar bin Dinar berkata” aku tidak melihat ada orang yang pengetahuannya 

terhadap hadis melebihi Az-Zuhri” para ulama kritikus hadis tidak ada yang 

mencela keperibadiannya sebagai seorang periwayat hadis. 

Penilaian-penilaian tersebut menunjukkan bahwa imam Laits bin Sa’ād 

merupakan seorang imam dalam bidang hadis, selisih usia meninggal laits dan 

Hajjaj 31 tahun. yg memungkin mereka bertemu sebab  sekaligus periwayat 

hadis yang memenuhi kriteria ‘adl dan Ḍābiṭ. 

d. Uqail bin Khalid bin Uqail al-Ayli 

‘Uqail Ibnū Khālid bin ‘Aqil al-Āily Ābu Kalid al-Umawi Maūla Usman. 

beliau wafat di Mesir tahun 141 H sedangkan menurut Aziz bin al Aily beliau 

wafat tahun 142 H. Dalam meriwayatkan hadis beliau berguru diantaranya 

adalah ayahnya, pamannya Ziyad, Nafi’ Maula bin Umar, al Hasan, Said bin Abi 

Said al Hudri, Salman bin Kahil, al Zuhri dan lain-lain. Sedangkan diantara 

                                                 

18 Syihab al Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asqalani, “Tahzib al Tahzib”, (Beirut: Dar al 
Fikr, 1984), h.385 
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murid-murid yang menerima hadis dari beliau adalah anaknya ibrahim, anak 

saudaranya Salamah bin Ruh, Mufdhal bin Fadholah, Laist bin Sa’ad, Jabir bin 

Ismail, Said bin Abi Ayyub, dan lain-lain.  

Para ulama kritikus hadis menilai Uqail sebagai seorang yang berstatus 

tsiqah, menurut Ahmad, Muhammad bin Sa’ad dan Nasa’i beliau adalah 

seorang berstatus stiqah. Ishaq bin Ruhyah berkata bahwa Uqail adalah 

seorang yang hafiz. Abu Zarah berkata bahwa beliau adalah orang yang benar-

benar berstatus tsiqah. Ibnu Muin berkata “ Saya mempercayai orang-orang 

yang meriwayatkan hadis dari Zuhri yaitu: Malik, Muammar, Uqail, Yunus, 

Syu’aibi, dan Syufyan. Ibn Abi Maryam dari Mu’in berkata menurutnya Uqail 

itu Hujjahnya tsiqāh.19 

Penilaian-penilaian tersebut menunjukkan bahwa imam Uqail bin 

Khalid merupakan seorang imam dalam bidang hadis, sekaligus periwayat 

hadis yang memenuhi kriteria ‘adl dan Ḍābiṭ.  

e. Salim bin Abdullah 

Salim bin Abdullāh bin umar bin khatab ia adalah seorang tabi’in di 

lahirkan di madinah dan wafat dimadinah pada tahun 106 H, dia menerima 

hadis dari gurunya adalah sekaligus ayahnya adalah ‘Abdullah bin Umar bin 

khatab bin Nafil, Ibrahim bin Abi Hanīfah al-Yamāmi, Ibrahīm bin ‘Aqabah, 

Bakar bin ‘Atiq, ‘Ibadillāh bin ‘Umar bin Hafsin bin ‘Ashi bin Umar, Musa bin 

‘Aqabah, Rafi’ bin khadid, Zaid bin khatab, Sa’id bin musaib dan selainnya.20 

                                                 

19 Jamaluddin Abi Hajjaj Yusuf al Mizzy, Tahzib al Kamal Fi Asma al Rijal, (Beirut: 
Mu’assasah al Risalat, 1992), h.222 

20 Ibn Hajar Al-Asqallani, Tahżib at-Tahżib (Cet. IJuz.11). Beirut: Dar as-Sadir (1927), 
h.438. 
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 Penilaian para kritikus Hadis di atas menunjukkan bahwa Salim bin 

Abdullah bin umar bin khatab sebagai berikut: Muhammad bin Said 

menilaianya tsiqat, Al-‘Ajalli tsiqat, Ibnu Hibban tsiqat, Ibnu Hajar Asqalani 

menilai Salim bin Abdullah bin umar bin khatab tsiqat, Telah berkata shalih bin 

Ahmad bin hambali, ishak bin rahawiyah: As-Shahu Sanid: Az-Zuhri, Salim, dari 

bapaknya. Berkata Ibnu Hibban tsiqat Penilaian para kritikus Hadis di atas 

menunjukkan bahwa Salim bin Abdullah bin umar bin khatab adalah seorang 

tsiqat, sehingga karenanya pernyataan bahwa dia telah menerima riwayat 

Hadis dari Salim bin Abdullah bin umar bin khatab dapat dipercaya. Hal 

tersebut dapat dipercaya. Hal tersebut selanjutnya membuktikan bahwa sanad 

antara dia dengan Musa bin ‘Aqabah bin Abi ‘Aiyasyi adalah muttasil. 

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Muhammad bin Muslim bin 

Ubaidillah merupakan seorang imam di bidang hadis, sekaligus perawi hadis 

yang memenuhi kriteria‘adl dan Ḍābiṭ. 

f. Abdullah bin Umar 

Beliau adalah Abdullāh bin ‘Umar Khattab. Beliau dilahirkan tidak 

berselang lama setelah Muhammad diangkat menjadi rasul. Beliau tinggal dan 

meninggal di Madinah pada tahun 70 H.21 Orang-orang yang meriwayatkan 

Hadits kepada beliau adalah: Rasulullah saw., Umar bin. Khattab, Zaid 

(pamannya), Hafshah (saudarinya), Abu Bakar, Utsman bin. ‘Affan, Ali bin. Abi 

Thalib, Sa’id, Abdullāh bin. Mas’ūd dan Aīsyah. Sedangkan murid-murid yang 

meriwayatkan Hadis dari beliau adalah (diantaranya): anak-anaknya sendiri, 

Bilāl, Hamzah, Nafi’, Ubaidullāh. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah saw, 

                                                 

21 Abu Ishaq As-Syirazi, (n.d). Tabaqat al-Fuqaha’. Baghdad: Maktabah Nu’man 
alA’zhami (1952), h. 19 
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yang tingkat ketsiqotannya paling tinggi. Beberapa pernyataan kritikus 

tentang dirinya adalah sebagai berikut: 

1) Saudari perempuannya sekaligus istri Rasulullah saw. Pernah berkata 

bahwa ia pernah mendengar Rasul berkata bahwa beliau adalah orang yang 

shaleh.  

2) Beliau adalah orang paling ṭṣiqat menurut az-Zuhri.  

3) Ibnu Zabir mengatakan bahwa beliau adalah orang yang paling tsabit.  

Tidak diragukan lagi kebersambungan periwayatan beliau dengan 

Rasulullah saw., karena memang Rasulullah sendiri mengatakan bahwa beliau 

adalah orang yang shaleh. 

Setelah mengamati keterangan-keterangan yang berhubungan dengan 

sanad hadis yang menjadi objek penelitiaan, maka peneliti berkesimpulan 

bahwa sanad tersebut telah memenuhi tiga kaedah keshahihan sanad hadis, 

yaitu: 

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

Abdullāh Ibn ‘Umar sampai kepada periwayat yang terakhir (Mukharrij), 

yaitu Ahmād bin Hanbāl sanadnya bersambung. Dalam hal ini, telah 

terpenuhinya beberapasyarat yang terkait dengan ketersambungan 

sanad, yaitu setiap guru dan murid dalam rentetan periwayat dalam 

sanad hadis tersebut hidup dalam masa yang sama, pernah berdomisili 

atau bermukim pada tempat yang sama, dan tercatat sebagai guru dan 

murid. 

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

mendapat justifikasi dari kalangan ulama kritikus sebagai orang yang 

adil dengan menggunakan ungkapan tsiqah dan lain-lain. 
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3. Periwayatnya al-dābt, semua periwayat yang terdapat dalam hadis ini 

mendapat justifikasi dari kalangan ulama kritikus sebagai orang yang al-

dābt, dengan menggunakan ungkapan tsiqah dan lain-lain. 

Dengan demikian, hadis yang menjadi objek penelitian berkualitas 

Ṡahīh sanadnya, sehingga peneliti akan melanjutkan penelitian ini ketahap 

selanjutnya, yaitu kritik matan. 

2. Kritik matan Hadits 

Setelah peneliti melalukakan penelitian terhadap sanad hadis yang 

menjadi objek kajian, dan telah sampai pada kesimpulan bahwa sanad 

tersebut shahih karena telah memenuhi persyaratan keshahihan sanad hadis, 

yaitu ittisal al-Ṡanād, al-Ḍabt wa adalah al-ruwat. Dengan demikian, pengkaji 

dapat melanjutkan penelitian terhadap matan hadis tersebut. 

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

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

periwayatan matan hadis dikenal adanya periwayatan secara makna (riwayah 

bi al-ma’nā), dan 3) dari segi kandungan hadis, penelitian matan acapkali juga 

memerlukan penggunaan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran 

Islam.22 

Metode kritik matan meliputi dua hal, yaitu terhindar dari syāz23 dan 

‘illāh. M. Syuhudi Ismail menjadikan terhindar dari kedua hal tersebut sebagai 

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

                                                 

22  Arifuddin Ahmad, “Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi Refleksi Pemikiran 
Pembaruan Muhammad Syuhudi Islamil”, h. 101. 

23  Syāz adalah suatu hadis yang diriwayatkan seorang siqāh tetapi bertentangan 
dengan hadis yang diriwayatkan orang yang lebih siqāh atau banyak periwayat siqāh.. Lihat: 
Abū Amr ‘Usman ibn ‘Abd al-Rahman al-Syairuzi Ibn al-Salah, h. 48 dan 69. 
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Adapun penyebab-penyebab yang menjadi kaidah minor matan hadis 

terhindar dari ‘illah24 adalah: 

a) Tidak ada ziyādah 

b) Tidak ada nuqsan 

c) Tidak ada idraj 

d) Tidak ada inqilāb 

e) Tidak ada al-tahrīf atau al-tashīf 

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

lebih dengan beberapa redaksi yang berbeda dengan kualitas yang 

sama, sehingga tidak ada yang dapat diunggulkan dan tidak dapat 

dikompromikan. 

Sedangkan kaidah minor matan hadis terhindar dari syāz adalah:25 

a) Tidak bertentangan dengan Al-Qur’an 

b) Tidak bertentangan dengan hadis shahih 

c) Tidak bertentangan dengan sejarah 

d) Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

e) Tidak bertentangan dengan kaidah kebahasan. 

Menurut Syuhudi, untuk mengetahui terhindar tidaknya matan hadis 

dari syāz dan ‘illāh dibutuhkan langkah-langkah metodologis kegiatan 

penelitiaan matan yang dapat dikelompokkan dalam tiga bagian penelitian 

                                                 

24  Illah adalah sebab-sebab yang samar/tersembunyi yang dapat menyebabkan 
kecacatan sebuah hadis yang kelihatannya selamat dari berbagai kekurangan. Lihat: 
Muhammad ‘Ajjaj al-Khatb, Usul al-Hadis (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 291. 

25 Rajab, “Kaidah Kesahihan Matan Hadis”, h. 123 
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matan, yaitu dengan melihat kualitas sanadnya, penelitian susunan lafal 

berbagai matan yang semakna dan penelitian kandungan matan.26 

a. Kualitas Sanad 

Dari sanad yang telah diteliti yang merupakan objek kajian, maka 

peneliti menemukan bahwa sanad hadis tersebut Ṡahīh, karena telah 

memenuhi kaidah keshahihan sanad hadis, yaitu: iṭṭisal al-Ṡanad, keadilan 

para perawi (‘adalah al-Ruwāṭ) dan sempurnanya hafalan rawi (tam al-

dābt). 

b. Penelitiaan susunan lafal dari berbagai matan 

Setelah mengetahui kualitas sanad yang dikritik, maka langkah 

selanjutnya yang dilakukan peneliti ialah dengan meneliti susunan lafal dari 

berbagai matan hadis. 

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

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

adalah terhindar dari ziyādah (tambahan), inqilāb (pembalikan lafal), idrāj 

(sisipan), naqis (pengurangan), dan al-tahrīf/al-tashīf (perubahan 

huruf/skalanya). 

Untuk mempermudah dalam mengetahui ‘illah yang telah disebutkan 

pembagiannya di atas, maka peneliti akan melakukan pemenggalan-

pemenggalan lafal matan hadis dalam setiap riwayat. 

1. Ahmād bin Hanbāl 

                                                 

26 M. Syuhudi Ismail, “Pengantar Ilmu Hadis dan Metodologi Penenlitian Hadis Nabi”, 
(Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 121. 
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ان  
 
خِيهِ، ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك ا يُسْلِمُهُ، م 

 
ل ظْلِمُهُ و  ا ي 

 
مُسْلِمِ، ل

ْ
خُو ال

 
مُسْلِمُ أ

ْ
زَ  ال اللُّ ع 

ةً مِنْ  رْب 
ُ
ا ك نْهُ بِه   ع 

َ
ل ج  زَ و  رَج  اللُّ ع  نْ مُسْلِمٍ ، ف  رَج  ع  نْ ف  م  ةً و  رْب 

ُ
تِهِ، ك اج   فِي ح 

َ
ل ج  و 

ةِ  ام  قِي 
ْ
وْم  ال هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  نْ س  م  ةِ، و  ام  قِي 

ْ
وْمِ ال بِ ي  ر 

ُ
ك

2. Bukhārī 

خُو 
 
ان  اللُّ فِي المُسْلِمُ أ

 
خِيهِ ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك م   يُسْلِمُهُ، و 

 
لا ظْلِمُهُ و   ي 

 
المُسْلِمِ لا

نْ  م  ةِ، و  ام  وْمِ القِي  اتِ ي  رُب 
ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
نْهُ ك رَج  اللُّ ع  رْب ةً، ف 

ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م  تِهِ، و  اج  ح 

ةِ  ام  وْ م  القِي  هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  س 

3. Ṡahīh Muslīm 

ان  الُلّ فِي 
 
خِيهِ ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك ا يُسْلِمُهُ، م 

 
ل ظْلِمُهُ و  ا ي 

 
مُسْلِمِ، ل

ْ
خُو ال

 
مُسْلِمُ أ

ْ
ال

ام   قِي 
ْ
وْمِ ال بِ ي  ر 

ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
ا ك نْهُ بِه  رَج  الُلّ ع  رْب ةً، ف 

ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م  تِهِ، و  اج  ةِ، ح 

ةِ  ام  قِي 
ْ
وْم  ال هُ الُلّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  نْ س  م  و 

4. Ṣunān Abū Dawūd 

                                                 

27 Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hallāl bin Asad al-Syaibānī, 
Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Juz 1 (Cet. I: Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416\ H / 1995 
M), h. 463. 

28 Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ja’fī, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṡaḥīḥ 
al-Mukhtaṡar min Umūr Rasūlullāh Ṡallāllah ‘Alah wa Sallam wa Sunnatih–Ṡaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 
7 (Cet. I; t.t: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), h. 22. 

29 Abū al-Ḥusain bin Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairīal-Naisābūri, Al-Musnad al-Ṡaḥīh 
al-Mukhtaṡar bin Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillah saw = Ṡaḥīḥ Muslim, Juz 5, h. 1996. 
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إِنَ اللّ  فِي  خِيهِ ف 
 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك ا يُسْلِمُهُ، م 

 
ل ظْلِمُهُ، و  ا ي 

 
مُسْلِمِ ل

ْ
خُو ال

 
مُسْلِمُ أ

ْ
ال

رَج   ةً ف  رْب 
ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م  تِهِ، و  اج  ةِ، ح  ام  قِي 

ْ
وْمِ ال بِ ي  ر 

ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
ا ك نْهُ بِه  اللُّ ع 

ةِ  ام  قِي 
ْ
وْم  ال هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  نْ س  م  و 

5. Ṣunān Al-tirmīdzi 

ان  اللُّ 
 
خِيهِ ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك م  ا يُسْلِمُهُ، و 

 
ل ظْلِمُهُ، و  ا ي 

 
خُو المُسْلِمِ، ل

 
المُسْلِمُ أ

ةِ،  فِي ام  وْمِ القِي  بِ ي  ر 
ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
نْهُ ك رَج  اللُّ ع  ةً ف  رْب 

ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م  تِهِ، و  اج  ح 

ةِ  ام  وْم  القِي  هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  نْ س  م  رِيبٌ «: و  حِيحٌ غ  نٌ ص  س  دِيثٌ ح  ا ح  ذ  ه 

Setelah melakukan perbandingan antara matan yang satu dengan 

matan yang lain dari sepuluh riwayat di atas maka ditemukan beberapa 

perbedaan. Perbedaan secara umum ditinjau dari segi lafal matan, di 

antaranya: 

a. Semua awalan matan menggunakan kata ظْلِمُهُ، و    ا ي 
 
خُو المُسْلِمِ، ل

 
ا يسُْلِمُهُ المُسْلِمُ أ

 
 ل

b. pada kalimat  ِتِه اج  ان  اللُّ فِي ح 
 
خِيهِ ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك م   pada hadis nomor 2 dan 5 و 

diawali dengan huruf . Sedangkan hadis nomor 1, 3, dan 4 tidak 

menggunakan huruf . 

c. pada jalur Abū Dawūd menggunakan kata  َإِن اللّ  ف   sedangkan pada riwayat 

lain menggunakan kata  ُّان  الل
 
 .ك

                                                 

30 Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy‘aṣ bin Isḥāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al- 
Azdi al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, Juz 4 (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h. 273. 

31 Muhammad bin ‘Isā bin Sūrah bin Musā al-Ḍaḥḥāk, al-Jāmi’ al-Kabīr Sunan al-
Tirmīdzī, Juz 6. Beirūt: Dār al-Garb al-Islamī. 1998, h. 87. 
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d. pada hadis yang diriwayatkan oleh Musnād Ahmād terdapat tambahan kata 

 
َ
ل ج  زَ و   .sedangkan yang lain tidak ada ,ع 

Setelah melihat berbagai redaksi hadis tersebut, maka peneliti 

mencoba mengamati lafal yang sering digunakan dalam setiap riwayat sebagai 

acuan dan indikator untuk menyimpulkan kemungkinan terbesar kalimat asli 

dari Rasulullah saw. hemat peneliti setelah melalui proses tersebut bahwa 

kemungkinan terbesar yang menjadi kalimat asli dari Rasulullah saw. adalah 

sebagai berikut: 

 
َ
ل ج  زَ و  ان  اللُّ ع 

 
خِيهِ، ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك ا يُسْلِمُهُ، م 

 
ل ظْلِمُهُ و  ا ي 

 
مُسْلِمِ، ل

ْ
خُو ال

 
مُسْلِمُ أ

ْ
ال

زَ  رَج  اللُّ ع  نْ مُسْلِمٍ ، ف  رَج  ع  نْ ف  م  ةً و  رْب 
ُ
تِهِ، ك اج  بِ ي   فِي ح  ر 

ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
ا ك نْهُ بِه   ع 

َ
ل ج  وْمِ و 

ةِ  ام  قِي 
ْ
وْم  ال هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  نْ س  م  ةِ، و  ام  قِي 

ْ
 ال

Setelah melakukan pemenggalan matan-matan diatas, terdapat 

tambahan kata seperti   
َ
ل ج  زَ و  رَج   ,ع  نْ ف  م  ان   ,و 

 
نْ ك م  نْ مُسْلِمٍ ع   ,و  ا , نْهُ  ,بِه  إِنَ  dan , اللُّ ع   .ف 

terdapat tambahan Huruf  pada kata   رَج نْ ف  م  ان   dan  و 
 
نْ ك م   dan terdapat kata ,و 

نْ  نْ مُسْلِمٍ  pada ع   ,namun tidak merusak makna subtansi hadis. Oleh karena itu  ع 

hadis-hadis yang terkait tidak ber 'illāh (berpenyakit), jadi peneliti 

menyimpulkan bahwa semua matan hadis tersebut adalah lafal asli. 

Setelah peneliti menentukan lafal asli dari enam redaksi matan hadis 

yang ada, maka langkah selanjutnya untuk membuktikan apakah matan hadis 

tersebut terhindar dari ‘illāt atau tidak, maka dibutuhkan langkah-langkah 

yang dalam hal ini dikenal dengan kaidah minor terhindar dari ‘illāt yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Inqīlab.Inqīlab ialah terjadinya pemutar balikan lafal matan seperti 

mengakhirkan lafal yang seharusnya diawal. Pada hadis yang menjadi objek 

kajian tidak terjadi inqīlab, sehingga tidak ada yang mempengaruhi atau 

merubah makna hadis.  

b. Idrāj. Idrāj  ialah adanya sisipan dalam matan hadis yang biasanya terdapat 

di pertengahan matan hadis, baik itu perkataan perawi atau hadis lain, yang 

bersambung dengan matan hadis tanpa ada keterangan sehingga tidak dapat 

dipisahkan. Tambahan seperti itu dapat merusak kualitas matan hadis.32 Pada 

hadis yang menjadi objek kajian peneliti tidak terjadi Idrāj. 

c. Ẓiyādah. Ziyādah adalah tambahan dari perkataan perawi tsiqah yang 

biasanya terletak di akhir matan. Tambahan itu berpengaruh terhadap 

kualitas matan jika dapat merusak makna matan.33 

d. Musaḥḥaf/Muharraf  perubahan yang terjadi pada titik huruf atau harakat 

huruf tersebut yang terdapat pada matan hadis.34 Peneliti tidak menemukan 

musahhaf maupun muharraf. 

e. Naqis  (mengurangi dari lafal matan hadis sebenarnya). Tidak terjadi naqis 

dalam hadis yang menjadi objek penelitian. 

Selanjutnya, setelah melakukan tahap klasifikasi dan pemisahan 

kalimat dari berbagai matan serta membandingkannya dengan matan yang 

                                                 

32 ‘Abd al-Rahim bin al-Husain al-‘Iraqi, al-Taqyid wa al-Idah Syarh Muqaddamah Ibn 
al-Salah (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1970), h. 127. Lihat juga: Muhammad bin ‘Abd al-Rahman 
al-Sakhawi, al-Taudih al-Abhar li Tazkirah Ibn al-Malaqqan fi ‘Ilm al-Asar (al-Sa’udiyyah: 
Makhtabah Usul al-Salaf, 1418 H), h. 56, dan Ibrahim bin Musa al-Abnasi, al-Syazz al-Fiyah min 
‘Ulum Ibn al-Salah (Riyad: Makhtabah al-Rusyd, 1998 M), h. 216. 

33 Lihat : Hamzah bin ‘Abdillah al-Malibari, Ziyadah al-Siqah fi Mustafah al-Hadis (t. d), 
h. 17, ‘Abd al-Qadir bin Mustafa al-Muhammad, al-Syazz wa al-Munkar wa Ziyadah al-Siqah 
(Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005 M), h. 382. Lihat juga: Yusuf bin Hasyim 
alLihyani, al-Khabr al-Sabit (t. d), h. 35. 

34 Hamzah al-Malibari, al-Hadis al-Ma’lul Qawaid wa Dawabit, Juz. I (t.d), h. 40 
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lain, maka peneliti menilai bahwa matan hadis tersebut tidak ber'illah, 

sehingga peneliti melanjutkan ketahap penelitian Syaż. 

Kaidah minor terhindar dari Syūẓuẓ :35 

b. Penelitian Syāż  pada matan 

Langkah selanjutnya dalam penelitian matan hadis tentang 

kekerasan simbolik ialah membuktikan apakah hadis tersebut mengandung 

pertentangan atau tidak dengan hal-hal berikut: 

1) Tidak bertentangan dengan al-Qur’an 

Secara substansial hadis-hadis mengenai kekerasan simbolik bahkan 

dalam al-Quran sering menyebutkan larangan merendahkan sesama umat 

Islam dan orang lain. al-Qur'an banyak menjelaskan tentang akhlak sebagai 

seorang muslim yang harus dipatuhi dan akhlak yang harus dihindari, 

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Hujurat ayat 11 yang 

membicarakan mengenai akhlak yang harus dijauhi oleh seorang muslim. 

اۤءٌ مَِّ  ا نِس 
 
ل نْهُمْ و  يْرًا مَِّ وْنُوْا خ 

ُ
نْ يَك

 
ى ا سَٰ وْمٍ ع  نْ ق  وْمٌ مَِّ

رْ ق  ا ي سْخ 
 
نُوْا ل م 

َٰ
ذِيْن  ا

َ
ا ال ي ه 

 
اءٍۤ نْ يَٰا س  ِ

َّ
 ن

نْهُنَ  يْرًا مَِّ نَ خ 
ُ
نْ يَك

 
ى ا سَٰ فُسُوْقُ ع 

ْ
ابِ بِئْس  الِاسْمُ ال ق 

ْ
ل
 
ا
ْ
زُوْا بِال اب  ا ت ن 

 
ل مْ و 

ُ
ك نْفُس 

 
مِزُوْا ا

ْ
ل ا ت 

 
ل  و 

لِمُوْن   ٰۤىِٕك  هُمُ الظّٰ ول
ُ
ا تُبْ ف  مْ ي 

َ
نْ ل م  انِ و  اِيْم 

ْ
ب عْد  ال

Terjemahan:  
‘’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 

                                                 

35 Syuzuz adalah apabila rawi yang siqah (terpercaya) dalam suatu hadis menyalahi 
hadis lain yang rawinya lebih siqah dibandingkan rawi pada hadis pertama. 

36 Kementerian Agama RI, Qur’an dan terjemahan 
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buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka 
itulah orang-orang yang zalim.’’ 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kekerasan simbolik 

merupakan suatu tindakan intimidasi terhadap orang lain yang dilakukan 

secara verbal atau fisik. Berikut akan dipaparkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis 

yang berkaitan dengan tindakan bullying, baik yang dilakukan secara verbal 

ataupun fisik. Ayat tersebut Allah Swt menjelaskan tentang larangan seorang 

muslim untuk mengolok-olok orang lain, mencela dirinya sendiri dan 

memanggil dengan gelar buruk karena termasuk perbuatan zalim. 

Ada sejumlah riwayat mengenai sebab turunnya ayat ini. Dalam Tafsir al-

Marāghi, QS. al-Hujurat ayat 11: 

ى اللّ 
َّ
روى أن الآية نزلت فى وفد تميم إذ كانوا يستهزئون بفقراء أصحاب النبي صل

اب وابن فهيرة وسلمان الفارسي وسالم مولى  م كعمار وصهيب وبلال وخبَّ
َّ
عليه وسل

ة بنت  .أبى حذيفة فى آخرين غيرهم لما رأوا من رثاثة حالهم وروى أنها نزلت فى صفيَّ

م فقالت:  حيىَّ بن
َّ
إن »أخطب رضى اللّ عنها: أتت رسول اللّ صلى اللّ عليه وسل

ا قلت: أبى هارون، وعمى موسى،  :النساء يقلن لى: يا يهودية بنت يهوديين، فقال لها
َّ
هل

  وزوجى محمد

Artinya:  

“Diriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ejekan yang dilakukan 
kelompok dari Bani Tamim terhadap para sahabat Rasul yang miskin seperti 
Bilal, Shuhaib, Salman al-Faris, Salim Maula Abi Huzaifah, dll. Riwayat lainnya 
menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan ejekan sebagian perempuan 
kepada Shafiyah binti Huyay bin Akhtab (salah seorang istri Nabi) yang 
keturunan Yahudi. Nabi kemudian berkata kepada Shafiyah: "mengapa tidak 
kamu katakan kepada mereka bahwa bapakku Nabi Harun, pamanku Nabi Musa 
dan suamiku Nabi Muhammad.” 

Dalam tafsir Ibnu ‘Asyur dijelaskan hadis yang menjadi sebab ayat tersebut: 
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اس كان في  وروى الواحدي عن ابن عباس أن سبب نزولها :أن ثابت بن قيس بن شم َّ

قْر وكان إذا أتى مجلس النبي صلى اللّ عليه وسلم يقول : أوسِعوا له ليجلس  سمعه و 

 يتخطى رقاب الناس فقال رجل : قد أصبت  
ً
إلى جنبه فيسمع ما يقول فجاء يوما

 فاجلِس .
ً
نْ هذا؟ فقال الرجل : أنا فلان . فقال ثابت : ابنُ فلانة  مجلسا فقال ثابت : م 

ا له كان يُعيَّر بها في الجاهلية ، فاستحيا الرجل . فأنزل اللّ هذه الآية  وذكر أمًَّ

Artinya: 

Al-wahid meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan 
Tsabit bin Qais, seorang sahabat Nabi yang terganggu pendengarannya, dan 
karena itu beliau melangkahi sekian banyak orang majelis Nabi untuk bisa 
berdekatan dan mendengar tausiyah Nabi. Tsabit ditegur oleh seseorang, tapi 
Tsabit balas bertanya; “siapakah ini?” Ketika orang itu menjawab, “saya fulan”, 
maka Tsabit menyatakan bahwa orang itu anak fulana yang terkenal memiliki 
aib pada masa jahiliyah. Maka malulah orang tersebut, dan turun ayat ini 
menegur Tsabit. 

Ayat di atas menggambarkan perilaku seseorang yang melakukan 

perundungan secara verbal, yaitu dengan cara mengejek orang lain. Ayat ini 

dengan jelas mengecam tindakan intimidasi verbal terhadap orang lain, 

bahkan terhadap diri sendiri. Kemudian, riwayat yang menjadi penyebab 

turunnya ayat ini menjelaskan bahwa memamerkan atau membicarakan aib 

orang lain di muka umum juga termasuk dalam kategori perundungan verbal, 

yang bahkan Allah sendiri yang mengutuk perbuatan tersebut melalui firman-

Nya. Kemudian di ayat lain dijelaskan bahwa salah satu perilaku orang 

munafik adalah menghina orang lain, (QS. at-Taubah: ) 79: 
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هُمْ  ا جُهْد 
َ
دُوْن  اِل جِ

ا ي 
 
ذِيْن  ل

َ
ال تِ و  قَٰ مُؤْمِنِيْن  فِى الصَد 

ْ
عِيْن  مِن  ال ِ

مُطَوَّ
ْ
مِزُوْن  ال

ْ
ل ذِينْ  ي 

َ
ل
 
 ا

لِيْمٌ 
 
ابٌ ا ذ  هُمْ ع 

 
ل ُ مِنْهُمْۖ  و  خِر  اللّّٰ رُوْن  مِنْهُمْۗ س  سْخ  ي  37ف 

 

Terjemahannya: 

“(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencelah orang 
mukmin yang memberi sedekah dengan sukareladan (mencela) orang-
orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar 
kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah 
akan membalas penghinaan mereka itu, dan itu mereka azab yang pedih”  

Ayat di atas menekankan bahwa merendahkan orang lain tidak hanya 

akan merugikan orang tersebut, namun juga akan merugikan diri sendiri. Baik 

dengan nama seseorang atau apapun bentuknya, sesuatu yang merendahkan 

martabat orang lain namun tetap dilakukan, maka itulah yang disebutkan 

dalam ayat tersebut, yaitu tidak adil. Dengan kata lain mengatakan hal yang 

buruk kepada orang lain adalah tindakan yang merendahkan martabat, 

dengan kata lain merupakan kekerasan tanpa kita sadari. 

2. Tidak bertentangan dengan hadis shohih 

 :
ُ
قُول مْرٍو، ي  بْد  اللِّ بْن  ع  مِعْتُ ع  : س 

 
ال امِرٍ، ق  نْ ع  رِيَاءُ، ع 

 
ا ز ك دَث ن  يْمٍ، ح  بُو نُع 

 
ا أ دَث ن  ح 

ي دِهِ،  انِهِ  و  لِم  المُسْلِمُون  مِنْ لِس  نْ س  : »المُسْلِمُ م  م 
َ
ل س  يْهِ و 

 
ل ى الُلّ ع 

َ
ل  النَبِي  ص 

 
ال ق 

نْهُ 38 ى اللُّ ع  ا ن ه  ر  م  ج  نْ ه  اجِرُ م  المُه   و 
Artinya: 

“Orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari 
gangguan lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir (orang yang berhijrah) 
adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.” 

                                                 

37  Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Mushaf al-Azhar 
2010) 

38 Dalam riwayat shohih bukhari no. 6484 
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Hadis diatas menjelaskan bahwa salah satu kesempurnaan seorang 

muslim adalah dia tidak melukai sesama muslim terlebih selain muslim 

melalui lidah dan tangannya. Jika seseorang mengatakan dirinya muslin, 

namun lidahnya masih membuat hati seseorang sakit, masih menggunakan 

tangannya untuk melukai orang, maka tidak sempurna keimanannya. Di 

antara sekian banyak nikmat-Nya adalah lisan atau lidah yang dengannya 

seorang hamba dapat mengungkapkan keinginan jiwanya. 

Dengan lisan ini seorang hamba dapat diangkat derajatnya dengan 

memperoleh kebaikan di sisi Allah swt. di sisi lain, ia juga bisa terjerumus ke 

jurang neraka karena perkataannya. 

Nabi saw. bersabda, 

مُ 
َّ 
ل ك  ت  ي 

 
بْد  ل ع 

ْ
إِن َّ إِن َّ ال اتٍ، و  ج  ر  ا د  عُهُ الُلّ بِه   ي رْف 

ً
الا ا ب  ه 

 
قِي ل

ْ
 يُل

 
انِ الِلّ لا ةِ مِنْ رِضْو  لِم  ك 

ْ
بِال

م   ن َّ ه  ا فِي ج  هْوِي بِه   ي 
ً
الا ا ب  ه 

 
قِي ل

ْ
 يُل

 
طِ الِلّ لا خ  ةِ مِنْ س  لِم  ك 

ْ
مُ بِال

َّ 
ل ك  ت  ي 

 
بْد  ل ع 

ْ
 ال

Artinya: 

“Sungguh, seorang hamba mengucapkan suatu kata yang Allah ridhai dalam 
keadaan tidak terpikirkan oleh benaknya, tidak terbayang akibatnya, dan tidak 
menyangka kata tersebut berakibat sesuatu, ternyata dengan kata tersebut 
Allah mengangkatnya beberapa derajat. Sungguh, seorang hamba 
mengucapkan suatu kata yang Allah murkai dalam keadaan tidak terpikirkan 
oleh benaknya, tidak terbayang akibatnya, dan tidak menyangka kata tersebut 
berakibat sesuatu ternyata karenanya Allah melemparkannya ke dalam neraka 
Jahannam.”39 

Dalam hadits yang lain disebutkan, 

شْ  م 
ْ
يْن  ال ا ب  د  مِ َّ بْع 

 
ارِ أ ا فِي الن َّ  بِه 

َُّ
ا، ي زِل نُ فِيْه  ي َّ ب  ت  ا ي  ةِ م  لِم  ك 

ْ
مُ بِال

َّ 
ل ك  ت  ي 

 
بْد  ل ع 

ْ
 رِقِ إِن َّ ال

Artinya: 

“Sungguh, seorang hamba mengucapkan suatu kata yang ia tidak 
memperhatikannya, tidak memikirkan kejelekannya, dan tidak 

                                                 

39HR. al-Bukhari no. 6478 
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mengkhawatirkan akibat/dampaknya, ternyata karenanya ia dilemparkan ke 
dalam neraka lebih jauh dari apa-apa yang ada di antara timur.”40 

Dilihat dari hadis-hadis lain dapat dipahami bahwa tidak ada 

pertentangan dalam hadis ini, oleh karena itu hadis menjaga lidah ini adalah 

tentang bagaimana menjaga cara berbicara, sopan santun, kepada siapapun. 

Tidak ada pertentangan makna dalam hadis shahih serupa. 

3. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Hadis ini tentunya tidak bertentangan dengan fakta sejarah, karena 

sejarah mencatat bahwa manusia itu membutuhkan manusia yang lain, 

tentunya dalam ajaran agama apapun dilarang merendahkan orang lain. 

Karena Rasulullah saw. sangat mencintai dan menghormati sesama muslim 

dan non muslim, hal itulah yang membuat non muslim tertarik untuk memeluk 

islam. Oleh karena itu ada dalam akhlak Nabi Muhammad saw. 

Peletakan pondasi kekuatan persaudaraan yang dibangun Nabi antara 

Muhajirin dan Ansar menjadi salah satu potret dan acuan keberhasilan Nabi 

dalam mempertemukan keduanya yang tumbuh atas dasar kekuatan tersebut. 

keimanan mengikuti Sunnah Nabi. Sehingga hasil dari persaudaraan ini 

menghilangkan segala permusuhan, kebencian dan kefanatikan terhadap ras 

lain, suku dan lain-lain. Dan persaudaraan yang melahirkan kesucian hati serta 

menyatukan satu pandangan dan visi sehingga berjalan beriringan dengan 

ikatan keimanan yang sangat kuat dan kokoh.41 

Rasulullah saw. mengikat kehati-hatian para sahabatnya antara 

Muhajirin dan Ansar terpatri dalam hati dan jiwa mereka sehingga 

                                                 

40HR. al-Bukhari no. 6477 dan Muslim no. 7406, 7407. 

41  Khairi Ikhsan Siregar,  “Konsep persaudaraan sebagai profetik sunnah dalam 
perspektif mahasiswa fakukltas ilmu sosial UNJ”, Jurnal studi al-Qur’an membangun Tradisi 
Qur’ani, 4 no.2 2018, h. 168 
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terbentuklah ikatan persaudaraan dan keimanan yang kuat. Refleksi 

persaudaraan para sahabat Nabi menjadi rujukan uswah (contoh) umat yang 

terukir dalam sejarah umat manusia dan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Potret 

persaudaraan yang dibangun dalam interaksi sosial yang maju, dinamis, dan 

menjadi rujukan masyarakat madani.42 

Dapat dipahami bahwa cara Nabi mempersatukan sahabat Ansar dan 

Muhajirin merupakan bukti bahwa tidak ada pertentangan antara hadis ini 

dengan fakta sebenarnya. Sangat relevan dengan sejarah yang ada, sehingga 

memungkinkan hadis ini tidak ada bandingannya dalam sejarah. 

4. Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

Hadis ini tidak bertentangan dengan nalar, karena secara akal sehat, 

menghargai sesama agama dan orang lain merupakan salah satu cara 

memanusiakan manusia. Logikanya, penindasan berarti adanya kejahatan, 

baik fisik maupun tidak. Karena pada hakikatnya manusia tidak akan senang 

bahkan tersakiti jika ada yang meremehkan atau menyakitinya, pada 

hakikatnya manusia akan membantu sesama manusia jika menemui kesulitan 

dalam urusan kemanusiaan, karena sudah menjadi naluri manusia bahwa 

mereka akan bersimpati kepada manusia lain atau makhluk lain jika mereka 

terluka. Sedangkan hadis ini semakin menguatkan bahwa dalam pandangan 

hadis juga merupakan perintah untuk berbuat baik kepada sesama manusia. 

Jadi tidak ada kontradiksi logika dengan hadis ini, karena secara logika 

menghormati adalah memanusiakan, dan merendahkan adalah kekerasan. 

                                                 

42  Khairi Ikhsan Siregar, “Konsep persaudaraan sebagai profetik sunnah dalam 
perspektif mahasiswa fakukltas ilmu sosial UNJ”, Jurnal studi al-Qur’an membangun Tradisi 
Qur’ani, 4 no.2 2018, h. 167 
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Setelah melakukan perbandingan matan-matan hadis, peneliti menilai 

bahwa hadis yang diteliti tidak memiliki ‘illah, dan terhindar dari syaz, bahkan 

sejalan dengan Al-Qur’an, hadis shahih, fakta sejarah, dan akal sehat. 

Berdasarkan kritik sanad dan matan, hadis tersebut berstatus Ṡahīh lizātihi. 

Dengan demikian, hadis mengenai kekerasan simbolik ditinjau dari 

hadis Nabi secara keseluruhan dapat dinyatakan sahih, baik dari segi sanad 

maupun matanya serta dapat dijadikan dalil.
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BAB IV 

ANALISIS KANDUNGAN HADIS 

A. Analisis kandungan hadis tentang kekerasan simbolik  

Berdasarkan dari pencarian sebelumnya tentang hadis yang di duga 

lafal hadis dari Nabi Saw. Yakni pada riwayat Ahmad bin Hanbal, maka pada 

pembasan berikutnya peneliti akan berfokus pada hadis tersebut sebagai 

landasan dalam analisis kandungan, adapun hadisnya yakni: 

بْدِ اللِّ  الِم  بْن  ع  نَ س 
 
ابٍ، أ نِ ابْنِ شِه  ، ع 

ٌ
يْل نِي عُق  دَث  يْثٌ، ح 

 
ا ل دَث ن  جَاجٌ، ح  ا ح  دَث ن  ح 

نَ 
 
هُ، أ ر  خْب 

 
ر  أ بْد  اللِّ بْن  عُم  نَ ع 

 
هُ، أ ر  خْب 

 
:  أ

 
ال م  ق 

َ
ل س  يْهِ و 

 
ل ى الُلّ ع 

َ
ل  اللِّ ص 

 
سُول مُسْلِمُ »ر 

ْ
ال

 فِي 
َ
ل ج  زَ و  ان  اللُّ ع 

 
خِيهِ، ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك ا يُسْلِمُهُ، م 

 
ل ظْلِمُهُ و  ا ي 

 
مُسْلِمِ، ل

ْ
خُو ال

 
أ

رَج  اللُّ ع   نْ مُسْلِمٍ ، ف  رَج  ع  نْ ف  م  ةً و  رْب 
ُ
تِهِ، ك اج  وْمِ ح  بِ ي  ر 

ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
ا ك نْهُ بِه   ع 

َ
ل ج  زَ و 

ةِ  ام  قِي 
ْ
وْم  ال هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  نْ س  م  ةِ، و  ام  قِي 

ْ
 ال

Artinya: 
Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak  menzhaliminya 
dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan 
saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang 
menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, makaAllah menghilangkan 
satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari qiyamat. Dan siapa 
yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada 
hari qiyamat. 

 Pada kandungan hadis ini, peneliti menggunakan pendekatan kajian 

ilmu ma’anī al-Ḥadīs, yang mengacu pada tiga aspek bahsan yakni: interpretasi 

tekstual, interpretasi intertektual, dan interpretasi kontekstual. 

1. Interpretasi tekstual 

 Interpretasi tekstual adalah interpretasi atau pemahaman terhadap 

matan hadis berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal 

maupun yang diriwayatkan secara makna dan / atau memperhatikan bentuk 

dan cakupan makna. Teknik interpretasi ini cenderung mengabaikan latar 
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belakang peristiwa hadis (asbab al wurud). 1  Dasar penggunaan teknik ini 

adalah setiap ucapan dan perilaku Nabi saw. tidak terlepas dari konteks 

kewahyuan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah adalah 

wahyu. Sebagaimana dalam QS al Najm/53: 3-4 yang berbunyi sebagai berikut: 

Allah swt. berfirman: 

ى وَٰ ه 
ْ
نِ ال نْطِقُ ع  ا ي  م   2و 

Terjemahannya: 
Dan tidak pula berucap (tentang Al-Qur’an dan penjelasannya) 
berdasarkan hawa nafsu(-nya).  

Allah swt. berfirman: 

ى   وْحَٰ حْيٌ ي  ا و 
َ
  3اِنْ هُو  اِل

Terjemahannya: 
Ia (Al-Qur’an itu) tidak lain, kecuali wahyu yang disampaikan 

(kepadanya). 

Karena itu, apa yang dinyatakan secara eksplisit sebagai hadis Nabi 

seharusnya dipahami seperti apa adanya kecuali dijumpai kesulitan, maka 

harus ditakwilkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi ini 

adalah bentuk bentuk lafal, susunan kalimat, frase dan klausa, gaya bahasa, 

kejelasan lafal, petunjuk (dalalah), makna kandungan lafal baik bersifat hakiki 

maupun majazi. Pendekatan yang digunakan untuk teknik interpretasi ini 

                                                 

1 Arifuddin Ahmad, “Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis”, h. 19 

2  Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Mushaf al-Azhar 
2010), (Najm/53) h. 3 

3  Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Mushaf al-Azhar 
2010), (Najm/53) h. 4 
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adalah pendekatan linguistik, teologi normative dan teologis (kaidah kaidah 

ushul fiqh).4 

Dalam memaknai hadis ytang menjadi objek kajian di atas, secara 

subtansi hadis tersebut menjadi beberapa pemaknaan di anataranya sebagai 

berikut: 

لِمِ  ْْْ مُس
ْ
خُو ال

 
لِمُ أ ْْْ مُس

ْ
berasal dari kata أخول menurut muqayis al lugah ال أخون . 

Tersusun dari huruf alif, kha, dan nun yang berarti saudara merupakan qoidah 

hadist yang sangat mengikat erat tali persaudaraan antara muslim yang satu 

dengan muslim lainnya, oleh karenanya seluruh umat muslim dimanapun 

berada,diseluruh penjuru dunia ini,jikalau mereka bertemu disuatu 

tempat,maka mereka bisa langsung akrab layaknya seorang saudara.5 Qoidah 

ini tidak Cuma bisa diimpletasikan dalam wadah umat Islam semata,tapi juga 

bisa diimplementasikan dalam ruang yang lebih luas,bukankah Nabi 

Muhammad saw diutus sebagai Rahmatan lil 'alamin,Rahmah bagi seluruh 

alam semesta ini.6 

ا يسُْلِمُهُ  -
 
ل ظْلِمُهُ و  ا ي 

 
يظلمه  menurut Muqayis al lugah ,ل berasal dari kata  ظلم  yang 

tersusun dari huruf dzha, lam, mim yang berarti kejam. Di antara bentuk 

mewujudkan persaudaraan sesama muslim adalah dengan tidak berbuat 

zalim, baik dalam hal harta, darah, kehormatan, dan lainnya.7 Dalam hal ini 

bukan hanya larangan zalim terhadap sesama muslim saja, tapi bagi semua 

hamba Allah swt. Zalim yang berarti kejam bukan hanya di tentang fisik, 

                                                 

4 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, 20 

5 Ahmad Warson Munawwir, al-Muawwir kamus bahasa Arab-Indonesia, h.12 

6  Ibnu Tsaid, Kompasiana, Indahnya Islam "Al Muslimun Ahul Muslim" Qoidah 
untukBangsadanNegara,10Januari2019,aksesdi:https://www.kompasiana.com/ibnutsaid/5c
375ce9bde5755b25075de2/indahnya-islam-al-muslimun-ahul-muslim-qoidah-untuk-
bangsa-dan-negara, diakses pada tanggal 12 November 2023 

7 Ahmad Warson Munawwir, al-Muawwir kamus bahasa Arab-Indonesia, h.882 

https://www.kompasiana.com/ibnutsaid/5c375ce9bde5755b25075de2/indahnya-islam-al-muslimun-ahul-muslim-qoidah-untuk-bangsa-dan-negara
https://www.kompasiana.com/ibnutsaid/5c375ce9bde5755b25075de2/indahnya-islam-al-muslimun-ahul-muslim-qoidah-untuk-bangsa-dan-negara
https://www.kompasiana.com/ibnutsaid/5c375ce9bde5755b25075de2/indahnya-islam-al-muslimun-ahul-muslim-qoidah-untuk-bangsa-dan-negara
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maliankan juga tentang merendahkan orang lain. Sebab merendahkan orang 

lain adalah sesuatu perbuatan keji yang di benci Allah, begitu pula dalam 

pandangan sosiologi yang di kenal dengan kekerasan simbolik bermakna 

kekerasan secara tidak langsung atau tanpa sentuhan fisik, kekerasan tanpa di 

sadari. 

 يسُْلِمُهُ،
 
لا  tidak membiarkannya untuk disakti adalah suatu bentuk wujud ,و 

persaudaraan, karena cerminan persaudaraan adalah rasa peduli terhadap 

sesama, baik seagama maupun sesama manusia. ر  مُسْلِمًا ت  نْ س  م   menutupi aib ,و 

sesama muslim bukan hanya aib dari masa lalunya, akan tetapi aib sesorang 

yang diketahui, bukan untuk disebar luaskan melainkan menutupinya rapat-

rapat sebagai bentuk menjaga aib sorang lain.  ِة ام  وْم  القِي  هُ اللُّ ي  ر  ت   maka Allah lah ,س 

yang akan menutupi bagi sesorang yang menutupi aib saudaranya, pada hari 

kiamat. Perumpaan balasan pada hari kiamat akan ditutupi aib sesorang, 

sebab pada hari itu adalah hari dimana manusia semua aibnya di 

buka/dinampakkan oleh Allah. Akan tetapi, jika seseorang menutupi aib orang 

lain baik sengaja ataupun tidak sengaja diketahuinya, maka dengan tidak 

membuka aib tersebut adalah menunjukkan akhlak seorang muslim yang akan 

memperoleh balasan dari Allah.8 

Allah swt. Berfirman al-Hujurat (49):12: 

 

                                                 

8 Ulfa Dwiyanti R, “Ukhwa Islamiya Perspektif Hadis”, h. 63 
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ِ اِثْمٌ 
ۖ اِنَ ب عْض  الظَنَّ ِ

ن  الظَنَّ ثِيْرًا مَِّ
 
نِبُوْا ك نُوا اجْت  م 

َٰ
ذِيْن  ا

َ
ا ال ي ه 

 
سَسُ يٰٓا ج 

 
ا ت

 
بْ وَل ت  ْْ ا ي 

 
ل وْا و 

ۗ اِنَ  اتَقُوا اللّّٰ  رِهْتُمُوْهُۗ و 
 
ك يْتًا ف  خِيْهِ م 

 
حْم  ا

 
 ل

 
ل
ُ
ك
ْ
نْ يَأ

 
مْ ا

ُ
دُك ح 

 
ب  ا يُحِ

 
مْ ب عْضًاۗ  ا

ُ
للّّٰ  ا بَعْضُك

وَابٌ رَحِيْمٌ   9ت 

Terjemahannya: 
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! 
Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari 
kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang 
menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka 
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 
Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat 
lagi Maha Penyayang. 

Pada dasarnya manusia terkadang salah, namun terkadang manusia 

juga benar. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang sempurna, selalu ada 

kekurangan yang menyertainya. Tidak ada alasan bagi manusia untuk 

berbangga dalam berbuat kebaikan dan memandang rendah orang yang telah 

melakukan kesalahan. Karena setiap manusia mempunyai celah yang masih 

ditutupi oleh Tuhan. 

Imam Ahmad bin Hanbal ketika dipuji oleh seseorang dia berkata, 

“Demi Allah, seandainya engkau mengetahui apa yang ada padaku berupa 

kesalahan dan dosa, niscaya engkau taburkan tanah diatas kepalaku.”10 

Sebagai seorang muslim yang sudah menjadi label citra Islam, sudah 

selayaknya kita menjaga persaudaraan, baik sesama agama, suku, ras atau 

sesama manusia, dengan tidak merendahkan martabat baik lisan maupun 

perbuatan, tidak menyiksa atau membiarkan orang lain. tersiksa atau 

menderita, dan memberikan bantuan kepada orang lain berupa keuangan, 

                                                 

9 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan 

10 Ulfa Dwiyanti R, mengutip dari Syaikh ‘Abdullah bin Shalih al-Fauzan, Minha> al-
‘Allam fi Syarh Bulu>gh al-Maram (Cet. 1; Dar Ibnu Jauzi,1432 H). 
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tenaga, pikiran, waktu. Sebab tidak akan pernah diketahui hal apa saja yang 

akan dilakukan sehingga membuat hati seseorang tersentuh atas kebaikan 

yang diberikan, dan tidak akan pernah diketahui hal apa yang akan dilakukan 

sehingga hati seseorang akan terluka. 

Syarah hadis Aḥmād bin Hanbāl dari kitab Fatḥul Bāri 

قوله )المسلم أخو المسلم( تمهيد لما بعده، وحث عليه )ولا يسلمه( من أسلم فلان 

فلانا: إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحم من عدوه )ومن فرج( بالتشديد، أي: أزال )ومن 

 .11ستر مسلما( أي: ستر نفسه بالثوب، أو عيبه بترك التعرض لإظهاره

Artinya: 

Ucapannya (seorang muslim adalah saudara seorang muslim) merupakan 
pendahuluan dari apa yang setelahnya, dan beliau menganjurkannya serta 
tidak menghindarkannya dari fulan dan fulan yang masuk Islam: jika dia 
menjebloskannya ke dalam kehancuran dan tidak melindunginya dari 
musuhnya, dan barangsiapa yang meringankannya dengan ketegasan, yaitu ia 
menyingkirkan dan barangsiapa menutupi seorang muslim) yaitu ia menutupi 
dirinya dengan pakaian, atau mempermalukannya dengan tidak 
memperlihatkannya. 

Untuk menunjukkannya. 

Syarah Fathul Bāri pada kitab Bukhārī 

قوله : ) المسلم أخو المسلم ( هذه أخوة الإسلام ، فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق 

 . بينهما اسم الأخوة ، ويشترك في ذلك الحر والعبد والبالغ والمميز

 . حرامقوله : ) لا يظلمه ( هو خبر بمعنى الأمر فإن ظلم المسلم للمسلم 

                                                 

11  Syaikh abdul Aziz Abdullah bin Baz, Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, 
“Penjelasan Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal”, Musnad Abdullah bin Umar, Hadis 5646, 
Jilid 1, h.463 
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وقوله : ) ولا يسلمه ( أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه ، بل ينصره ويدفع عنه 

، وهذا أخص من ترك الظلم ، وقد يكون ذلك واجبا وقد يكون مندوبا بحسب 

اختلاف الأحوال ، وزاد الطبراني من طريق أخرى عن سالم : " ولا يسلمه في مصيبة 

أبي هريرة : " ولا يحقره " وهو بالمهملة والقاف ، وفيه  نزلت به " . ولمسلم في حديث

 . " : " بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم

قوله : ) ومن كان في حاجة أخيه ( في حديث أبي هريرة عند مسلم : " واللّ في عون 

  . " العبد ما كان العبد في عون أخيه

كرب هو الْم الذي يأخذ النفس ، قوله : ) ومن فرج عن مسلم كربة ( أي غمة ، وال

   وكربات

 . بضم الراء جمع كربة ويجوز فتح راء كربات وسكونها

قوله : ) ومن ستر مسلما ( أي رآه على قبيح فلم يظهره أي للناس ، وليس في هذا ما 

يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه ، ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك 

نكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به ، كما أنه مأمور بأن على ما إذا أ

يستتر إذا وقع منه شيء ، فلو توجه إلى الحاكم وأقر لم يمتنع ذلك ، والذي يظهر أن 

الستر محله في معصية قد انقضت ، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها فيجب 
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واجبة يس من الْيبة المحرمة بل من النصيحة الالإنكار عليه وإلا رفعه إلى الحاكم ، ول

 . ، وفيه إشارة إلى ترك الْيبة لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره

قوله : ) ستره اللّ يوم القيامة ( في حديث أبي هريرة عند الترمذي : " ستره اللّ في 

أن  هالدنيا والآخرة " . وفي الحديث حض على التعاون وحسن التعاشر والألفة ، وفي

المجازاة تقع من جنس الطاعات ، وأن من حلف أن فلانا أخوه وأراد أخوة الإسلام 

  . لم يحنث

  .12وفيه حديث عن سويد بن حنظلة في أبي داود في قصة له مع وائل بن حجر

Artinya: 

Sabdanya: (Seorang muslim adalah saudara seorang muslim) Inilah 
persaudaraan Islam, setiap kesepakatan antara dua hal itulah yang dinamakan 
persaudaraan, dan keduanya ikut serta dalam. 

Yaitu orang merdeka, budak, orang dewasa, dan orang terhormat. 

Sabdanya: (Jangan menindasnya) adalah berita dalam arti perintah, bagi 
seorang muslim menindas muslim lainnya adalah haram. Dan perkataannya: 
(Dan dia tidak menyayangkannya) berarti bahwa dia tidak meninggalkannya 
bersama orang-orang yang merugikannya atau pada apa yang merugikannya, 
melainkan dia mendukungnya dan membelanya, dan ini lebih spesifik daripada 
meninggalkan kezaliman, dan yang mungkin wajib atau dianjurkan tergantung 
pada keadaan yang berbeda. Al-Tabarani menambahkan melalui jalan lain pada 
wewenang Salem: “Dan dia tidak menyayangkannya dalam suatu musibah.” 
Saya ikut serta. Dan Muslim, dalam hadits Abu Hurairah: “Dan janganlah kamu 

                                                 

12  Syaikh abdul Aziz Abdullah bin Baz, Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, 
“penjelasan kitab Sahih Bukhari, Kitab ketidak adilan”, bab “seorang muslim lain dan tidak 
boleh membiarkannya”,  Hadis 2442, Jilid 3, h.128 
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meremehkannya,” yang dalam bentuk idilis dan qāf, dan dikatakan: “sesuai 
dengan itu.” 

Adalah buruk bagi seseorang untuk menghina saudaranya yang Muslim. 

Sabdanya: (Dan barang siapa yang membutuhkan saudaranya) dalam hadis 
Abu Hurairah menurut Muslim: “Dan Allah menolong hamba selama hamba itu 
menolong saudaranya.” 

Sabdanya: (Dan siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim) 
berarti kesusahan, dan kesusahan adalah kesedihan yang merenggut jiwa, dan 
kesusahan dengan menambahkan rā' adalah bentuk jamak dari kesusahan, dan 
diperbolehkan membuka ra' kesusahan dan sukunnya. 

Sabda beliau: (Dan barang siapa yang menutupi seorang muslim) berarti dia 
melihatnya secara jelek dan tidak mengungkapkannya kepada manusia, dan hal 
ini tidak berarti meninggalkan kecaman terhadapnya dalam apa yang ada di 
antara dia dan dia. Dia juga diperintahkan untuk menyembunyikan diri jika 
terjadi sesuatu padanya, maka jika dia menghadap penguasa dan mengakui hal 
itu, maka hal itu tidak menghalanginya, dan yang nampaknya adalah bahwa 
menyembunyikan diri termasuk dalam dosa yang dilakukan, dan mengingkari 
adalah dosa. yang ketahuan berbuat, maka wajib dia cela, kalau tidak dia akan 
menyerahkannya kepada penguasa... dan itu bukan haram ghibah, melainkan 
haram ghibah. Itu nasehat yang wajib, dan itu menandakan menghindari 
ghibah, sebab siapa yang membeberkan kesalahan saudaranya, tidak menutup-
nutupinya 

Sabdanya: (Allah akan melindunginya pada hari kiamat) dalam hadits Abu 
Hurairah menurut Al-Tirmidzi: “Allah akan melindunginya di dunia dan di 
akhirat.” Dalam hadits tersebut, beliau menganjurkan kerjasama, interaksi yang 
baik, dan keakraban, dan ini menunjukkan bahwa pahalanya berasal dari 
ketaatan yang sama, dan siapa pun yang bersumpah bahwa si fulan adalah 
saudaranya dan menginginkan persaudaraan dalam Islam, maka ia tidak akan 
melakukan hal tersebut. 

Terdapat hadis kewibawaan Suwaid bin Hanzalah pada Abu Dawud dalam 
kisahnya bersama Wael bin Hajar 

Syarah Fathul Bāri pada kitab Ṡahih Bukhārī 

: " المسلم أخو المسلم "، قد تقدم من -مرفوعا  -ثم ذكر البخاري حديث ابن عمر 

هذا الوجه بأتم من هذا السياق في كتاب المظالم مشروحا.

                                                 

13  Syaikh abdul Aziz Abdullah bin Baz, Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, 
penjelasan kitab Sahih Bukhari, Kitab Paksaan, Bab “tentang sumpah seorang laki-laki 
kepada temannya: Dia adalah saudaranya. Jika dia takut dia harus dibunuh”, Jilid 9, Hadis 
6951, h.22 
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Artinya: 

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dengan rantai penularan 
yang dapat ditelusuri hingga Nabi: “Seorang Muslim adalah saudara seorang 
Muslim.” Hadits ini disajikan lebih lengkap dalam konteks ini dalam Kitab 
Ketidakadilan, menjelaskan. 

Syarah Fatḥūl bāri kitab muslīm 

 أعانه:  أيقوله صلى اللّ عليه وسلم : ) من كان في حاجة أخيه كان اللّ في حاجته ( ، 

 . طف به فيهاول ، عليها

 من ربةك بها عنه اللّ فرج كربة مسلم عن فرج ومن: )  وسلم عليه اللّ صلى قوله

 عانةإ فضل هذا في ،(  القيامة يوم اللّ ستره مسلما ستر ومن ، القيامة يوم كرب

 من تفريجهاو الكربة كشف في ويدخل ، زلاته وستر ، عنه الكرب وتفريج ، المسلم

ه أو مساعدته ، والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه جاه أو بماله أزالها

ودلالته ، وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم 

من ليس هو معروفا بالأذى والفساد ، فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه 

لم يخف من ذلك مفسدة ; لأن الستر على هذا  ، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن

يطمعه في الإيذاء والفساد ، وانتهاك الحرمات ، وجسارة غيره على مثل فعله ، هذا 

كله في ستر معصية وقعت وانقضت ، وأما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها 

أخيرها ت فتجب المبادرة بإنكارها عليه ، ومنعه منها على من قدر على ذلك ، ولا يحل

، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ، وأما جرح الرواة 

والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند 

الحاجة ، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم ، وليس هذا من 

النصيحة الواجبة ، وهذا مجمع عليه ، قال العلماء في القسم الْيبة المحرمة ، بل من 



106 

 

 

 

الأول الذي يستر فيه : هذا الستر مندوب ، فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم 

بالإجماع ، لكن هذا خلاف الأولى ، وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه ، واللّ 

أعلم
Artinya: 

Sabdanya, semoga Allah SWT senantiasa shalawat dan salam padanya: 
(Barangsiapa yang membutuhkan saudaranya, maka Allah akan memenuhi 
kebutuhannya), artinya: Dia membantunya dalam hal itu dan berbuat baik 
padanya dalam hal itu. Sabdanya, semoga Allah SWT memberikan shalawat dan 
salam kepadanya: (Barang siapa yang meringankan kesusahan seorang muslim, 
maka Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat, dan 
barangsiapa yang melindungi seorang muslim, maka Allah akan melindunginya 
pada hari kiamat), di Inilah keutamaan menolong seorang muslim, 
meringankan kesusahannya, dan menutupi kesalahannya, dan itu termasuk 
mengungkapkan kesusahan dan menghilangkannya dari kesusahan. Dia 
menghilangkannya dengan uang, gengsi, atau bantuannya, dan nampaknya itu 
termasuk orang yang menghilangkannya dengan rujukan, pendapat, dan dalil-
dalilnya. Adapun penyembunyian yang dianjurkan di sini, yang dimaksud 
adalah penyembunyian dari orang-orang yang berakhlak baik dan sejenisnya 
yang tidak dikenal menimbulkan keburukan dan kerusakan. Adapun yang 
diketahui mengenai hal ini , dianjurkan agar dia tidak menyembunyikannya, 
tetapi lebih baik menyerahkan perkaranya kepada wali jika Dia tidak takut akan 
keburukan dari hal ini: karena menyembunyikannya akan membawa dia pada 
keburukan, kerusakan, dan pelanggaran kesucian, dan kekurangajaran orang 
lain untuk melakukan hal tersebut. Hal yang sama yang dilakukannya, semua 
itu untuk menutupi suatu dosa yang telah terjadi dan telah berlalu, dan adapun 
dosa yang dilihatnya dilakukannya ketika dia masih dalam perbuatannya, maka 
wajib berinisiatif untuk melakukannya. mencelanya, dan melarangnya kepada 
siapa pun yang mampu. Oleh karena itu, tidak boleh menundanya. Jika ia tidak 
mampu, maka ia harus menyerahkannya kepada wali jika tidak ada akibat yang 
merugikan. Adapun melukai perawi, saksi, wali zakat, wakaf, anak yatim, dan 
sejenisnya, wajib dilukai bila diperlukan, dan tidak boleh menutup-nutupi jika 
ia melihat sesuatu yang mendiskreditkan kelayakannya, padahal tidak 
demikian. menggunjing, melainkan dari nasehat yang wajib, dan hal ini 
disepakati dengan suara bulat. Para ulama mengatakan mengenai kategori 
pertama yang menyembunyikannya adalah: Penyembunyian ini dianjurkan, 
maka jika dia menyampaikannya kepada penguasa atau sejenisnya, dia tidak 
berdosa. menurut kesepakatan, namun hal ini bertentangan dengan yang 
pertama, dan sebagian bentuknya mungkin mengandung sesuatu yang tidak 
disukai, dan demi Allah. 

                                                 

14 Syaikh abdul Aziz Abdullah bin Baz, Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, penjelasan 
kitab Sahih Muslim, Kitab Kebenaran, Hubungan, dan Adab, Bab “Larangan ketidakadilan”, 
Jilid 8, Hadis 2580, h.18 
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Syarah Fatḥūl Bāri pada kitab Sunān Abū Dawūd 

 .عن سالم( هو ابن عبد اللّ بن عمر رضي اللّ عنهم(

 .اللام، أي: لا يخذله بل ينصرهولا يسلمه( بضم أوله وكسر (

  .قال في النهاية: يقال: أسلم فلان فلانا إذا ألقاه إلى التهلكة ولم يحمه من عدوه

 .وقال بعضهم: الهمزة فيه للسلب أي: لا يزيل سلمه وهو بكسر السين وفتحها الصلح

 .من كان في حاجة أخيه( أي: ساعيا في قضائها(

 .أي: أزال وكشفومن فرج( بتشديد الراء ويخفف (

عن مسلم كربة( أي: من كرب الدنيا. والكربة بضم الكاف فعلة من الكرب وهي (

الخصلة التي يحزن بها وجمعها كرب بضم ففتح والتنوين فيها للإفراد والتحقير أي: 

 .هما واحدا أي هم كان

النسبة بومن ستر مسلما( أي: بدنه أو عيبه بعدم الْيبة له والذب عن معائبه، وهذا (

إلى من ليس معروفا بالفساد وإلا فيستحب أن ترفع قصته إلى الوالي، فإذا رآه في 

معصية فينكرها بحسب القدرة وإن عجز يرفعها إلى الحاكم إذا لم يترتب عليه 

  .مفسدة. كذا قال النووي
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قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من 

مر. وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بعضه بمعناهحديث ابن ع
Artinya: 

Atas otoritas (Salim), dia adalah Ibnu Abdullah bin Omar, semoga Tuhan 
meridhoi mereka.  

(Dan Dia tidak menyayangkannya) dengan menambahkan huruf pertama dan 
mematahkan lamb, artinya: Dia tidak mengecewakannya, melainkan 
menolongnya. 

Beliau berkata di akhir: Dikatakan: Si fulan masuk Islam jika dia 
melemparkannya ke dalam kehancuran dan tidak melindunginya dari 
musuhnya. 

Ada pula yang berkata: Hamzah yang ada di dalamnya adalah untuk rampasan, 
yaitu salam yang tidak dihilangkan, melainkan dengan cara melanggar dosa dan 
membukanya dengan salam. 

Barang siapa yang membutuhkan saudaranya) artinya: dia berusaha untuk 
memenuhinya. 

Dan dari kelegaan) dengan mengencangkan “ra” dan menjadikannya lebih 
ringan, artinya: dihilangkan dan terungkap. Dari kesusahan seorang muslim), 
yaitu dari kesusahan dunia. Penderitaan dengan tambahan kaf adalah tindakan 
kesedihan, dan itu adalah kualitas yang membuat seseorang merasa sedih dan 
kombinasinya. 

Karb dengan dhammah dan fatha, dan nunasi di dalamnya untuk individualisasi 
dan celaan, artinya: mereka satu, artinya apa pun adanya. (Dan barangsiapa 
yang menyembunyikan seorang muslim) maksudnya: badannya atau cacatnya 
dengan tidak menggunjingnya dan menyembunyikan kesalahannya. Hal ini 
berlaku bagi orang yang tidak terkenal korupsi. Jika tidak maka dianjurkan agar 
kisahnya dilaporkan kepada gubernur. Jika dia melihat dia melakukan dosa, dia 
mengingkarinya sesuai dengan kemampuannya, dan jika dia tidak mampu, dia 
menyerahkannya kepada gubernur jika dia tidak mampu. 

Hal ini mengakibatkan korupsi. Demikian dikatakan Al-Nawawi. 

Kata Al-Mundhiri dan itu dimasukkan oleh Al-Tirmidzi dan Al-Nasa'i, dan Al-
Tirmidzi berkata: Hasan Sahih Ghareeb dari hadits Ibnu Umar. Muslim 
meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah, sebagian beserta maknanya. 

Syarah Fatḥūl Bāri dalam kitab Sunān Tirmīdzi 

                                                 

15 Syaikh abdul Aziz Abdullah bin Baz, Ibnu Hajar al-Asqalani, Fatḥul Bāri, penjelasan 
kitab Sunan Abu Dawud, Kitab: Sastra pertama, “Bab Persaudaraan”, Jilid 5, hadis 4893, h.129 



109 

 

 

 

 ) قوله : ) عن سالم عن أبيه

 أي عبد اللّ بن عمر رضي اللّ عنه

 ) المسلم أخو المسلم (

لا يخذله  أيقال اللّ تعالى } إنما المؤمنون إخوة { ولا يسلمه بضم أوله وكسر اللام 

بل ينصره . قال في النهاية : أسلم فلان فلانا إذا ألقاه في التهلكة ، ولم يحمه من عدوه 

وهو عام في كل من أسلمته إلى شيء لكن دخله التخصيص وغلب عليه الإلقاء في الهلكة 

. وقال بعضهم : الهمزة فيه للسلب أي لا يزيل سلمه وهو بكسر السين وفتحها 

 . الصلح

 ) : ) من كان في حاجة أخيهقوله 

 أي في قضائها

 )ومن فرج(

 . من التفريج أي أزال وكشف

 ) قوله : ) هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر
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هذا الحديث متفق عليه كما في المشكاة لكن لم يعزه المنذري في الترغيب إلى 

 .الشيخين بل عزاه إلى أبي داود والترمذي
Artinya: 

Sabdanya: (Atas wewenang Salim, atas wewenang ayahnya), maksudnya 
Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu 

(Seorang Muslim adalah saudara Muslim) 

Allah SWT berfirman {Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara} dan 
Dia tidak menyayangkannya dengan menambahkan huruf pertama dan 
mematahkan huruf lām, artinya Dia tidak meninggalkannya, melainkan 
menolongnya. Beliau berkata pada akhir: Si fulan masuk Islam jika ia 
melemparkannya ke dalam kehancuran, dan tidak melindunginya dari 
musuhnya. Hal ini lazim terjadi pada setiap orang yang berserah diri pada 
sesuatu, namun hal itu termasuk dalam spesifikasinya dan dia termasuk dalam 
golongan ini. Sebagian besar dibuang ke dalam kehancuran. Ada pula yang 
berkata: Hamzah yang ada di dalamnya adalah untuk rampasan, yaitu tidak 
menghilangkan salamnya, melainkan dengan cara melanggar dosa dan 
membukanya dengan salam. 

Pepatahnya: (Barangsiapa yang membutuhkan saudaranya) berarti 
memenuhinya 

(dan karena lega) 

Dari kelegaan, yaitu dihilangkan dan terungkap 

Sabdanya: (Ini adalah hadits yang baik, shahih, dan ganjil dari hadits Ibnu 
Umar.) Hadits ini disepakati, sebagaimana dalam Al-Mishkat, namun Al-
Mundhiri tidak mengaitkannya sebagai dorongan kepada kedua syekh tersebut, 
melainkan malah menghubungkannya dengan Abu Dawud dan Al-Tirmidzi. 

Hadis ini dapat dipahami bahwa persaudaraan tidak hanya terikat pada 

simbol-simbol agama saja, namun tetap pada nilai-nilai agama. Berkaitan 

dengan kalimat dalam hadis tersebut, maksudnya adalah seorang saudara 

adalah perisai bagi saudaranya, meringankan beban saudaranya, tidak 

mengecewakannya ketika ia kesusahan atau menderita. Dan dalam hadis ini 

terdapat penekanan pada kata yaitu ظلم yaitu kata perintah yang mengarah 

pada larangan yang haram. Maka dapat dipahami bahwa melakukan 

                                                 

16 Syaikh abdul Aziz Abdullah bin Baz, Ibnu Hajar al-Asqalani, Fatḥul Bāri, penjelasan 
kitab Sunan Tirmidzi, Bab “tentang hukuman atas wewenang Rasulullah Saw”, Bab “apa yang 
disebutkan dalam menutupi muslim”, Jilid 3, Hadis 1426, h.96 
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kezaliman atau kekerasan simbolik merupakan perbuatan tercela yang 

tentunya dibenci Allah. 

a. Riwayāh bil Ma’nā 

Riwayāh bi al- ma’nā atau dalam bahasa Indonesianya “periwayatkan 

hadis dengan makna” adalah meriwayatkan hadis berdasarkan kesesuaian 

maknanya saja sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang 

meriwayatkan. Ahmad Umar Hasyim mendefinikan riwayat hadits dengan 

makna sebagai berikut: 

لفْظِ 
َّ 
ان  ال

 
اءٌ ك و  اهُ س  عْن  اتِهِ بِم  دِيْثِ و  رُو  اءُ الح  د 

 
ا أ ادُبِه  مُر  ي ف  عْن  ةُ بِالم  اي  ا الرِو  م َّ

 
ا و 

لِهِ مِنْ عِنْدِ الر  
ُ
ىك عْن  ى الم 

 
ل ظ  ع  اف  نْ يُح 

 
رْطٍ ا عْضِهِ بِش  وْ ب 

 
 اوِى أ

Artinya:  

“Dan adapun riwayat bi al-ma’na, yang dimaksud dengannya adalah 
penyampaian hadits dan periwayatannya dengan ma’nanya baik seluruh 
lafadznya dari rawi atau sebagian dengan syarat ia memelihara 
ma’nanya.” 

 Sedangkan narasi hadis yang bermakna menurut Luwis Ma'luf adalah 

proses penyampaian hadis Nabi Muhammad SAW. dengan menyatakan arti 

atau makna yang terkandung dalam lafaz, karena kata makna mengandung 

makna makna sesuatu. Dengan kata lain, apa yang disabdakan Rasulullah 

hanya dipahami maknanya, kemudian disampaikan oleh para sahabat dengan 

lafaz atau struktur editorialnya masing-masing. Hal ini dikarenakan teman 

tidak mempunyai daya ingat yang sama, ada yang kuat dan ada pula yang 

lemah. 

Selain itu, mungkin saja sudah lama sekali. Jadi yang dia ingat hanyalah 

apa maksudnya, sedangkan dia tidak ingat lagi apa yang disabdakan Nabi. 
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Konsep riwayāh bi al-ma'nā di kalangan umat Islam masih sering 

disalahpahami. Sebagian dari mereka memahami bahwa perbedaan editorial 

dalam hadis disebabkan oleh riwayāh bi al-ma'nā. Jadi menurut mereka, 

riwayah bil-ma'na memuat seluruh hadis yang membahas tema yang sama 

dengan menggunakan editorial yang berbeda. Jadi, jika Anda menemukan 

sebuah hadis dengan editorial berbeda untuk satu tema, Anda akan langsung 

mengatakan bahwa hadis tersebut telah diriwayatkan dengan makna.17 

1. Ahmād Bin Hanbāl 

نْهُ بِ   ع 
َ
ل ج  زَ و  رَج  اللُّ ع  نْ مُسْلِمٍ ، ف  رَج  ع  نْ ف  م  ةً و  رْب 

ُ
تِهِ، ك اج   فِي ح 

َ
ل ج  زَ و  ان  اللُّ ع 

 
ا ه  ك

ةِ  ام  قِي 
ْ
وْم  ال هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  نْ س  م  ةِ، و  ام  قِي 

ْ
وْمِ ال بِ ي  ر 

ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
 ك

2. Bukhārī  no. hadis 2442 

ر   ت  نْ س  م  ةِ، و  ام  وْمِ القِي  رُب اتِ ي 
ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
نْهُ ك رَج  اللُّ ع  رْب ةً، ف 

ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م  سْلِمًا مُ و 

ةِ  ام  وْم  القِي  هُ اللُّ ي  ر  ت   س 

3. Muslīm no. Hadīs 2580 

ر   ت  نْ س  م  ةِ، و  ام  قِي 
ْ
وْمِ ال بِ ي  ر 

ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
ا ك نْهُ بِه  رَج  الُلّ ع  رْب ةً، ف 

ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م  و 

ةِ  ام  قِي 
ْ
وْم  ال هُ الُلّ ي  ر  ت   مُسْلِمًا س 

4. Sunān Abū Dawūd no. Hadīs 4893 

                                                 

17Zailani, “PENGARUH HADIS RIWAYAT BI AL-MA’NA DALAM PELAKSANAAN HUKUM 
ISLAM”, Pengaruh Hadis Riwayat Bi Al-Na’na, 4 No.1 (2015), h.8-9 

18 Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hallāl bin Asad al-Syaibānī, 
Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Juz 1 (Cet. I: Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416/ H / 1995 
M), h. 463. 

19 Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ja’fī, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṡaḥīḥ 
al-Mukhtaṡar min Umūr Rasūlullāh Ṡallāllah ‘Alah wa Sallam wa Sunnatih–Ṡaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 
7 (Cet. I; t.t: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), h. 22. 

20 Abū al-Ḥusain bin Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairīal-Naisābūri, Al-Musnad al-Ṡaḥīh 
al-Mukhtaṡar bin Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillah saw = Ṡaḥīḥ Muslim, Juz 5, h. 1996. 
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ر   ت  نْ س  م  ةِ، و  ام  قِي 
ْ
وْمِ ال بِ ي  ر 

ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
ا ك نْهُ بِه  رَج  اللُّ ع  ةً ف  رْب 

ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م  و 

ةِ  ام  قِي 
ْ
وْم  ال هُ اللُّ ي  ر  ت    ِ مُسْلِمًا س 

5. Sunān Tirmīdzi 

رَج  اللُّ ع   ةً ف  رْب 
ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م  ر  مُسْلِمًا و  ت  نْ س  م  ةِ، و  ام  وْمِ القِي  بِ ي  ر 

ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
نْهُ ك

ةِ  ام  وْم  القِي  هُ اللُّ ي  ر  ت   س 

Juga terdapat tambahan huruf dan kata pada matan hadis, seperti;  ْن م  و 
رَج   نْ  ,ف  ا ,مُسْلِم   ع  نْهُ  ,بِه  إِنَ  dan ,اللُّ ع   ,Terdapat beberapa perbedaan lafal .ف 

namun tidak mengubah makna dari hadis tersebut. Dapat dipahami dari hadis 

tersebut bahwa kata  ُظْلِمُه ا ي 
 
 adalah kalimat peringatan yang juga perintah ل

untuk tidak menzalimi dan membiarkan muslim lainnya dizalimi adalah 

haram untuk dilakukan. 

b. Gaya bahasa 

a. Jawâmi’ al-kalīm  

(ungkapan yang singkat namun memiliki makna yang luas). Hadis 

dengan redaksi singkat ini secara umum dipahami secara tekstual dan 

menunjukkan ajaran Islam yang universal. Namun, ia menyatakan bahwa tidak 

menutup kemungkinan dipahami secara kontekstual. Misal pernyataan 

Rasulullah bahwa memiliki kemampuan untuk mengungkap ungkapan-

                                                 

21 Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘aṡ bin Isḥāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al- 
Azdi al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, Juz 4 (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h. 273. 

22  Muhammad bin ‘Isā bin Sūrah bin Musā al-Ḍaḥḥāk, al-Jāmi’ al-Kabīr Sunan al-
Tirmīdzī, Juz 6. Beirūt: Dār al-Garb al-Islamī. 1998, h. 87. 



114 

 

 

 

ungkapan yang singkat, namun padat makna.23 Ketentuan yang demikian itu 

berlaku secara universal sebab tidak terikat oleh tempat dan waktu tertentu.24 

Penjelasan Hadīs Al-Muslīmu Akhūl Muslīm  

Sabda Nabi ( مُسْلِمِ  صلى الله عليه وسلم
ْ
خُو ال

 
مُسْلِمُ أ

ْ
)ال  yang artinya “Seorang muslim adalah saudara 

bagi muslim lainnya,” maksudnya adalah: 

خُوَةُ الإسْلامِ  
ُ
ذِهِ أ   ه 

Artinya: 

Inilah yang dimaksud dengan ukhuwah (persaudaraan) islamiyah25 

Sabda Nabi ( ظْلِمُهُ  صلى الله عليه وسلم ا ي 
 
)ل  yang artinya, “maka hendaknya dia tidak 

menzaliminya” maksudnya: 

رامٌ   مُسْلِمِ ح 
ْ
م  المُسْلِمِ لِل

ْ
إنَ ظُل   ف 

Artinya: 

Karena kezaliman seorang muslim terhadap muslim lainnya hukumnya 
haram..26”  

Lalu apa definisi zalim? Zalim adalah: 

وْضِعِهِ   يْرِ م    وضْعُ الشَيْءِ فِي غ 
Artinya: 

Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.27 

                                                 

23 M. Syuhudi Ismail, “ Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual”, h.10 

24 M. Syuhudi Ismail, “ Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual”, h. 11 

25 Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, “Fathul Baari Ibnu Hajar al-Asqalani’, JIlid 5, 
h.97 

26 Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, “Fathul Baari Ibnu Hajar al-Asqalani”, Jilid 5, 
h.97 

27 Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, “Fathul Baari Ibnu Hajar al-Asqalani”, JIlid 5, 
h.95 
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Sabda Nabi (   ُا يُسْلِمُه
 
ل )و   yang artinya, “dan tidak membiarkannya dizalimi” 

maksudnya: 

نْهُ لا   عُ ع  نْصُرُهُ وي دْف   ي 
ْ
ن يُؤْذِيهِ ولا فِيما يُؤْذِيهِ ب ل ع  م  هُ م 

ُ
تْركُ   ي 

Tidak menyerahkannya kepada orang yang akan menzaliminya, juga tidak 

membiarkannya dengan sesuatu yang bisa menyakitinya. Justru sebaliknya, 

seseorang harus menolongnya dan mencegahnya agar tidak dizalimi.28 Sabda 

Nabi saw. ( ر  مُسْلِمًا  ت  نْ س  م  )و   yang artinya, “Siapa saja yang menutup (aib) 

muslim lainnya” maksudnya: 

اسِ   مْ يُظْهِرْهُ أيْ لِلنَّ
 
ل بِيحٍ ف  لى ق  آهُ ع    ر 

Seorang muslim melihat muslim lainnya melakukan keburukan, tetapi dia 

tidak membeberkannya kepada orang banyak.29 Sabda Nabi saw.  ( ُ  )سَتَرَهُ اللَّه

 yang artinya “Allah akan menutupi (aib) orang tersebut di hari يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

kiamat” maksudnya:  

رْطُ مِنْهُ   ا ف  ى م 
 
ل اقِبُهُ ع  ا يُع 

 
نَ ل

 
  بِأ

Allah tidak akan menghukum orang tersebut karena perbuatannya tersebut 

(menutupi aib saudaranya). 

Pemahaman petunjuk hadis sesuai dengan bunyi teksnya, 30  yakni 

setiap muslim dan muslim lainnya terikat dalam rahim persaudaraan islami. 

Maka sebagai saudara, dilarang menganiaya kita, apalagi membiarkan dia 

dizalimi. Dengan menolong sesama muslim atau tidak, Allah akan menolong, 

                                                 

28 Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, “Fathul Baari Ibnu Hajar al-Asqalani’, JIlid 5, 
h.97 

29 Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, “Fathul Baari Ibnu Hajar al-Asqalani’, JIlid 5, 
h.97 

30 M. Syuhudi Ismail, “ Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual”, h.11 
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tanpa mengungkit aib masa lalu. Dengan cara ini, Allah akan menghilangkan 

kesulitan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ketentuan tersebut 

berlaku secara universal karena tidak terikat oleh tempat dan waktu 

tertentu.31 

Dari penjelasan Hadis Nabi saw di atas dapat dikemukakan bahwa 

secara umum hadis Nabi berupa Jawami' al-Kalim memerlukan pemahaman 

tekstual dan menunjukkan bagian dari ajaran Islam yang universal. Ada pula 

hal-hal yang dapat dipahami secara kontekstual dan menunjukkan bahwa ada 

bagian-bagian ajaran Islam yang bersifat temporal, selain yang bersifat 

universal. 32  Dari gaya bahasa pada hadis tersebut dapat di pahami bahwa 

bahasa dalam hadis tersebut menunjukkan bangsa Arab pada masa Nabi yang 

terbiasa mengularkan kata-kata merendahkan sesamanya yang bermaksud 

pada kata sifat. 

b. Bahasa Tamsil  

(perumpamaan), redaksi hadis berupa perumpamaan sesuatu dengan 

hal lain yang serupa. Hadis yang berbentuk tamsil ini dipahami secara 

kontekstual agar diperoleh pemahaman yang universal. Contohnya adalah 

hadis yang menggambarkan dunia sebagai penjara bagi orang-orang 

beriman.33 

خُو المُسْلِمِ 
 
 المُسْلِمُ أ

Artinya: 
Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya 

                                                 

31 M. Syuhudi Ismail, “ Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual”, h.11 

32 M. Syuhudi Ismail, “ Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual”, h.13 

33 M. Syuhudi Ismail, “ Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual”, h. 13-17 
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Adalah bentuk tamsil kepada kaum muslimin tidak ada yang tinggi dan 

rendah, tidak ada budak dan raja, terikat dalam tali persaudaraan agama. 

Seorang muslim dengan muslim lainnya bagaikan suatu bangunan, bila tiang 

yang satu runtuh/rusak maka tentunya bangunan lainnya akan ikut 

runtuh/rusak. 

 يُسْلِمُهُ،
 
لا ظْلِمُهُ و   ي 

 
 لا

Artinya: 
Dia tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti 

Bentuk tamsil kepada kaum muslim agar ketika melihat saudara sakit 

atau disakiti, tidak hanya melihatnya, tetapi membantu atau menolongnya. 

Seorang dikatan muslim, bila merasakan kesakitan saudaranya. Maka 

tentunya saat menyakitinya bukanlah seorang muslim sesuatui yang 

disabdakan Nabi saw. 

 

ان  اللُّ فِي
 
خِيهِ ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك م  تِهِ  و  اج   ح 

Artinya: 
Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu 
kebutuhannya. 

Bentuk tamsil kepada kaum muslimin untuk membantu saudaranya 

baik sesama agama maupun sesama manusia dengan keikhlasan maka Allah 

akan membantu pula kebutuhannya. Dalam agama islam kita diharuskan 

untuk tolong menolong 

ةِ  ام  وْمِ القِي  اتِ ي  رُب 
ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
نْهُ ك رَج  اللُّ ع  ةً، ف  رْب 

ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م   و 

Artinya: 
Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah 
menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari 
qiyamat 
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Bentuk tamsil bahwa ketika menolong/membantu sesama muslim, 

maka membantu bukan untuk pamrih, melainkan ikhlas maka Allah 

menghilangkan kesusahan atau penderitaan di hari akhir. 

نْ  م  ةِ و  ام  وْم  القِي  هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت   س 

Artinya: 
Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup 
aibnya pada hari qiyamat. 

Bentuk tamsil bahwa kaum muslimin yang tidak membuka aib 

sesamanya, menjaga nama baik sesamanya, maka Allah tidak akan membuka 

aibnya di akhirat yang mana saat itu tidak ada yang tertutupi aibnya manusia. 

Secara kontekstual, hadis Nabi tersebut mengemukakan tamsi>l bagi 

orang muslim bersaudara dengan muslim lainnya, karena bersaudara maka di 

larang menyakiti atau membiarkan disakiti. Saat mereka membutuhkan 

bantuan, maka seharusnya membantunya sebab Allah yang akan membantu 

bagi siapa saja yang membantu orang kesusahan. Lanjutan ayatnya yakni 

dengan tidak membuka aib orang lain, maka itulah jalan agar Allah menutup 

aib hingga hari kiamat. Pada teks hadis tersebut dapat dipahami bahwa 

terdapat balagah, 34  yakni menyampaikan sesuatu pesan bermakna dengan 

peribahasa yang halus namun mempunyai makna mendalam.35 

c. Ungkapan simbolik 

Sedikit berbeda dengan bentuk sebelumnya, redaksi matan 

menggunakan simbol. Pengakuan bahwa sebuah hadis kadang memiliki 

bentuk ungkapan simbolik telah menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang 

memahami hadis secara tekstual cenderung menolak adanya pemahaman 

                                                 

34 Fatihunnada dan Nailil Huda, “Kefasihan Bahasa Hadis Nabi dalam Perubahan Kata 
Kerja”, Buletin Al-Turas Vol. 25 No. 2 November 2019, hal. 267. 

35 Khamim H. Ahmad Subakir, “ILMU BALAGHAH Dilengkapi dengan contoh-contoh 
Ayat, Hadits Nabi dan Sair Arab”, h.2 
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bahwa sebuah ungkapan hanyalah sebuah simbol.36 Menurut mereka, hadis 

dipahami begitu saja sesuai dengan yang tertera pada matan hadis.  

Berbeda dengan kelompok yang menerima keberadaan ungkapan 

simbolik, maka hadis yang menggunakan ungkapan simbolik harus dipahami 

secara kontekstual. Contohnya adalah pada hadis tentang usus orang mukmin 

dan orang kafir. Dalam hadis disebutkan bahwa orang beriman makan dengan 

satu usus (HR. al-Bukhari, at-Tirmizi, dan Ahmad bin Hanbal dari Ibn Umar). 

Secara tekstual dipahami bahwa usus orang beriman berbeda dengan usus 

orang kafir. Padahal perbedaan anatomi manusia tidak disebabkan oleh 

perbedaan iman. 

Dengan demikian hadis ini harus dipahami secara kontekstual karena 

perbedaan usus yang dimaksud di sini adalah perbedaan sikap dalam 

menghadapi nikmat Allah. Orang beriman memandang bahwa makan 

bukanlah sebuah tujuan hidup. Sedangkan bagi orang kafir makan merupakan 

bagian dari tujuan hidupnya. dengan kata lain, orang beriman selalu bersyukur 

dengan nikmat yang telah Allah berikan sementara orang kafir malah 

mengingkarinya.37 

 

تِهِ  اج  ان  اللُّ فِي ح 
 
خِيهِ ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك م   و 

Artinya: 
Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu 
kebutuhannya 

ةِ  ام  وْمِ القِي  اتِ ي  رُب 
ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
نْهُ ك رَج  اللُّ ع  ةً، ف  رْب 

ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م   و 

                                                 

36 M. Syuhudi Ismail, “ Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual”, h. 18 

37 M. Syuhudi Ismail, “ Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual”, h.26 
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Artinya: 
Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah 
menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari 
qiyamat 

ةِ  ام  وْم  القِي  هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  نْ س  م   و 

Artinya: 
Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup 
aibnya pada hari qiyamat. 

Secara simbolis makna kontekstual hadis ini menjelaskan bahwa 

perbedaan ras, suku, dan agama tetap disatukan oleh persaudaraan umat 

beragama dan persaudaraan kemanusiaan. Makna sesama muslim dapat 

dipahami atau secara simbolik yaitu tidak ada hamba dan raja, tidak ada atas 

dan bawah, tidak ada kaya dan miskin, semua adalah satu ikatan agama yaitu 

bersaudara. Jadi dalam kemanusiaan dilarang keras untuk menyakiti, apalagi 

membiarkan orang lain disakiti. Baik secara lisan maupun tindakan, hal ini 

dilarang. Bila menolong bukan hanya soal agama saja, tapi juga dalam 

memandang sesama manusia, maka yang akan menolong adalah Tuhan. Tidak 

menampakkan aib orang lain merupakan cerminan seorang muslim yang 

aibnya akan dilindungi Allah di hari kiamat. Tanpa mengubah substansi 

tekstualnya. 

بردة عن  يحدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبدا اللّ بن أب

انِ  بُنْي 
ْ
ال
 
مُؤْمِنِ ك

ْ
مُؤْمِن  لِل

ْ
جده عن أبي موسى عن انبي صلى اللّ عليه و سلم  قال إِن َّ ال

شبك أصابعه   بخاري -ي شُدَُّ ب عْضُهُ ب عْضًا و 
Artinya: 

“Nabi saw bersabda: sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan yang lain 
seperti bangunan. Yang sebagian menguatkan sebagian yang lain. Dan Nabi 
menggabungkan jari-jari tangannya”. (Bukhari) 
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Hadis tersebut mengajarkan dua hal. Pertama, kaum mukmin 

merupakan satu tubuh yang saling terkait dan menyatu. Penyakit yang 

terdapat pada sebagian mereka akan dapat berpengaruh kepada bagian 

lainnya bila tidak ada pencegahan dan sebaliknya. Kedua, karena satu tubuh, 

kaum mukmin semestinya secara otomatis dapat merasakan penderitaan dan 

kesulitan yang dirasakan saudaranya yang lain. Seraya ia berupaya agar 

penderitaan dan kesulitannya itu berkurang hingga hilang sama sekali. 

Hadis diatas menggambarkan hakikat hubungan antara sesama kaum 

muslimin yang begitu eratnya menurut islam. Hubungan antara mereka dalam 

hal kasih sayang, cinta dan pergaulan diibaratkan hubungan antara anggota 

badan, yang satu sama lainnya saling membutuhkan, merasakan dan tidak 

dapat dipisahkan.  

Dalam hadis lain dinyatakan bahwa hubungan antara seorang mukmin 

dengan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling melengkapi. 

Bangunan tidak akan berdiri kalau salah satu komponennya tidak ada ataupun 

rusak. Hal itu menggambarkan betapa kokohnya hubungan antara sesama 

umat islam. 

Itulah salah satu kelebihan yang seharusnya dimiliki oleh kaum 

mukmin dalam berhubungan antara sesama kaum mukminin. Sifat egois atau 

memntingkan diri sendiri sangat ditentang oleh islam. Sebaliknya umat islam 

memerintahkan umatnya untuk Bersatu dan saling membantu karena 

persaudaraan seiman lebih erat dari pada persaudaraan sedarah. Itulah yang 

akan menjadi pangkal kekuatan kaum muslimin.  

Keadaan seperti itu telah dicontohkan oleh kaum mukminin pada masa 

kepemimpinan rasulullah saw. Dimadinah Ketika beliau saw dengan para 
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sahabat hujrah ke Madinah. Dikota inilah persaudaraan antara umat islam 

terlihat sangat nyata. Penduduk kota Madinah menyambut kedatangan kaum 

muhajirin dengan suka cita melebihi sambutan kepada orang lain karena 

pertalian darah atau keluarga. Tidak mengherankan jika penduduk Madinah 

mendapat sebutan kaum anshar, yakni kaum penolong dan pembela dalam arti 

yang luas, tanpa mengharapkan balasan apapun. Bukti persaudaraan, kasih 

sayang dan keramahtamahan yang memiliki nilai keihklasan sangat tinggi dari 

kaum anshar terhadap muhajirin diabadikan dalam al-qur’an, Q.S Al-Hasyr: 938 

وَؤُ  ب  ذِينۡ  ت 
َ
ال دُونۡ  فِىۡ صُدُوۡرِهِمۡ و  جِ

ا ي 
 
ل يهِۡمۡ و 

 
ر  اِل اج  نۡ ه  ونۡ  م  ب  بۡلِهِمۡ يُحِ ان  مِنۡ ق  الۡاِيمۡ  الدَار  و 

ةٌ  صَاص  ان  بِهِمۡ خ 
 
وۡ ك

 
ل نفُۡسِهِمۡ و 

 
ٰٓى ا ل يُْؤثِۡرُونۡ  ع  وتُۡوۡا و 

ُ
اۤ ا ةً مََِّ اج   39ح 

 

Termahannay: 

“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman 
(anshar) sebelum (kedatangan) mereka (muhajirin), sebelum mereka 
mencintai orang yang berhujrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh 
keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada 
mereka (orang muhajirin). Dan mereka mengutamakan oranglain dari pada 
diri mereka walaupun diri mereka sendiri kekurangan.  

     Pada masa itu kaum muslimin betul-betul Bersatu dan bersaudara 

sehingga menjadi sesuatu kekuatan yang sulit untuk ditandingi oleh musuh 

walaupun jumlah kaum muslimin tidak terlalu banyak, persatuan dan 

kesatuan merupakan nikmat yang sangat besar, yang harus disyukuri oleh 

umat islam dengan cara mempertahankannya. Persaudaraan dan persatuan 

akan membawa kepada kesuksesan atau kesejahteraan, baik didunia maupun 

diakhirat. Allah swt. Berfirman, Q.S Ali-imran: 103: 

                                                 

38 Siti Nuralisah, “Persaudaraan”, h.3 

39 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan 
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  ۤ تِه  حتُۡمۡ بِنِعۡم  صۡب 
 
ا مۡ ف 

ُ
وبِۡك

ُ
يۡن  قُل ف  ب 

َ
 ل
 
ا آءً ف  عدۡ 

 
نتُۡمۡ ا

ُ
مۡ اِذۡ ك

ُ
يكۡ

 
ل ِ ع  ت  اللّّٰ رُوۡا نِعۡم 

ُ
اذكۡ انًااِ  و    خۡو 

ا نهۡ  مۡ مَِّ
ُ
ك ذ  نقۡ 

 
ا ن  النَارِ ف  ةٍ مَِّ ا حُفۡر 

ف  ى ش 
َٰ
ل نتُۡمۡ ع 

ُ
 40و ك

Terjemahan: 

 “Ingatlah karunia tuhan kepada kamu, Ketika kamu dahulu bermusuh-
musuhan. Lalu dipersatukan-Nya hati kamu, sehingga dengan karunia tuhan 
itu kamu menjadi bersaudara, dahulu kamu berada di tepi jurang yang 
curam (Neraka), maka tuhan melepaskan kamu darinya.” 

 ِ بْدِ اللّ َّ الِدِ بْنِ ع  نْ خ  ارٌ ع  ي َّ ن ا س  ر  خْب 
 
 أ

 
ال يْمٌ ق  ا هُش  ث ن  د َّ رٍ ح  عْم  بُو م 

 
ا أ ث ن  د َّ ِ ح  بْد اللّ َّ  ع 

 
ال  ق 

بِي َّ  ن َّ الن َّ
 
بِيهِ أ

 
نْ أ سْرِيَِّ ع  ق 

ْ
اسِ  ال حِب َّ لِلن َّ

 
دٍ أ س 

 
هِ ي زِيد  بْنِ أ دَِّ  لِج 

 
ال م  ق 

َّ 
ل س  يْهِ و 

 
ل ى اللّ   ع 

َّ 
ل ص 

فْسِك   بَُّ لِن  حِ
ُ
ا ت  أحمد -م 

Artinya: 

Abdullah berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan 
kepada kami Hutsaim berkata; telah mengabarkan kepada kami Sayyar dari Khalid bin 
Abdullah Al Qasri dari Bapaknya sesungguhnya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda kepada kakeknya, Yazid bin Asad, "Cintailah kepada manusia sebagaimana 
kamu mencintai dirimu." (Ahmad) 

ول لأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن ا

ةً  رْب 
ُ
نْهُ ك س  اللّ   ع  ا ن ف َّ نْي  بِ الدَُّ ر 

ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
نْ مُؤْمِنٍ ك س  ع  نْ ن ف َّ اللّ صلى اللّ عليه و سلم م 

اللّ    ةِ و  الآخِر  ا و  نْي  هُ اللّ   فِى الدَُّ ر  ت  لى مُسْلِم س  ر  ع  ت  نْ س  م  بِ الآخرة و  ر 
ُ
بْدِ   فِىمِنْ ك ع 

ْ
وْنِ ال ع 

خِيهِ 
 
وْنِ أ بْدُ فِى ع  ع 

ْ
ان  ال

 
ا ك  الترمذي -م 

Artinya: 

Rasulullah saw bersabda: “barang siapa yang dapat menghilangkan kesusahan 
seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahannya 
kelak di akhiratnya, dan barang siapa yang merahasiakan keburukan  orang 
Islam, niscaya Allah akan menutup segala keburukannya di dunia dan di 
akhiratnya; Dan Allah akan selalu menolong hambanya, selama hambanya itu 
senantiasa memberikan bantuan kepada saudaranya.” (Turmudzi) 

                                                 

40 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsir 
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Maka dapat dipahami dari hadis tersebut bahwa bentuk bahasa tamsil 

dalam teks hadis tersebut menganjurkan kepada seluruh kaum muslim agar 

memperkuat persaudaraan, dengan tidak menyakiti dan membiarkan sesama 

agama maupun sesama manusia untuk disakiti. Membantu sesama saudaranya 

yang dalam kesusahan, tidak mengumbar aib sesamanya. Adalah cerminan 

dari seorang muslim. Hadis tersebut memberikan pemahaman tentang 

bagaimana sejati seorang muslim itu, yang merupakan anjuran sekaligus 

perintah Nabi saw. 

d. Bahasa percakapan 

Jenis ini telah umum diketahui, bahwa beberapa hadis muncul dalam 

bentuk percakapan atau Tanya jawab antara Nabi dan sahabat. Pada hadis 

jenis ini terkadang jawaban nabi berbeda-beda untuk pertanyaan yang sama.41 

Maka penting untuk mengamati relevansi antara kondisi penanya dengan 

materi jawaban yang diberikan. Menurut Syuhudi Ismail, jawaban yang 

berbeda-beda tersebut tidak bersifat universal tetapi lebih cenderung 

temporal atau kondisional.42 

Contohnya adalah hadis-hadis yang membicarakan tentang amalan 

yang paling utama. 43  Tetapi dalam hadis lain Syuhudi Ismail menyatakan 

bahwa jawaban Rasulullah bersifat universal seperti pada hadis yang 

menjelaskan kata kunci tentang Islam.44 Menurutnya hadis tersebut bersifat 

universal lantaran berhubungan dengan ajaran Islam yang mendasar. 

                                                 

41 M. Syuhudi Ismail, “ Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual”, h.23 

42 M. Syuhudi Ismail, “ Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual”, h 26 

43 M. Syuhudi Ismail, “ Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual”, h.23-25 

44 M. Syuhudi Ismail, “ Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual”, h. 27-28 
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Peneliti tidak mendapatkan redaksi apapun terhadap 

dialog/percakapan dalam hadis tersebut. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa 

hadis ini bukanlah hadis yang berisi percakapan. 

e. Ungkapan analogi. 

Terkadang Hadis Nabi berbentuk ungkapan analogi. Ada hubungan 

yang sangat logis dalam ungkapan ini. Secara tekstual hadis berupa ungkapan 

analogi menyebutkan adanya persamaan antara ras keturunan manusia dan 

unta. Perbedaan warna kulit antara anak dan ayah dapat disebabkan oleh 

warna kulit yang diturunkan dari nenek moyang anak tersebut. Ungkapan 

analogi Hadits Matan mengenai pembagian syahwat yang bernilai sedekah 

menyatakan bahwa jika pembagian syahwat secara haram merupakan 

perbuatan maksiat, maka pembagian syahwat yang halal merupakan 

perbuatan yang pahala. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara 

tekstual hadis telah menyatakan memberikan petunjuk tentang ajaran Islam 

yang bersifat universal karena ketentuan tersebut berlaku sepanjang waktu 

dan tempat.45 

bentuk matan hadis berupa analogi atau qiya>siy. Dijelaskan oleh 

Syuhudi Ismail bahwa analogia atau qiya>siy juga termasuk kedalam bentuk 

matan hadis. Misalnya, ada sebuah hadis Nabi yang menganalogikan antara 

unta dengan manusia. Hadis tersebut berbunyi: 

artinya: 

“Bagaimanakah pendapatmu sekiranya hasrat seksual (seseorang) 
disalurkannya di jalan haram, apakah (dia) menanggung dosa? Maka 
demikianlah, bila Hasrat seksual disalurkan ke jalan halal, dia mendapat 
pahala.” (HR. Muslim, dari Abu> Z{ar)46 

                                                 

45 M. Syuhudi Ismail, “ Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual”, h. 31 

46 Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara tekstual, hadis tersebut telah 
memberi petunjuk tentang ajaran Islam yang bersifat universal dan global sebab ketentuan 
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خُو المُسْلِمِ 
 
 المُسْلِمُ أ

Artinya: 

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya 

 يُسْلِمُهُ،
 
لا ظْلِمُهُ و   ي 

 
 لا

Artinya: 
Dia tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti 

 

تِهِ  اج  ان  اللُّ فِي ح 
 
خِيهِ ك

 
ةِ أ اج  ان  فِي ح 

 
نْ ك م   و 

Artinya: 
Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan 
membantu kebutuhannya. 

ةِ  ام  وْمِ القِي  اتِ ي  رُب 
ُ
ةً مِنْ ك رْب 

ُ
نْهُ ك رَج  اللُّ ع  ةً، ف  رْب 

ُ
نْ مُسْلِمٍ ك رَج  ع  نْ ف  م   و 

Artinya:  
Barangsiapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan 
menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan hari Qiyamat. 

ةِ  ام  وْم  القِي  هُ اللُّ ي  ر  ت  ر  مُسْلِمًا س  ت  نْ س  م   و 

Artinya: 
Dan siapa yang menutupi (aibnya) seorang muslim, maka Allah akan menutupi 
aibnya pada hari qiyamat. 

Ungkapan tekstual hadis ini merupakan analogi bahwa manusia terikat 

oleh dua hal persaudaraan, yaitu kesadaran satu agama dan kesadaran sesama 

manusia, akhlak manusia terhadap seagamanya. Ungkapan bahwa dalam 

kemanusiaan harus ada toleransi, saling tolong menolong, bukan saling 

menjelek-jelekkan. Selain menumpulkan perpecahan dan permusuhan, juga 

berdampak pada kemungkinan putusnya persahabatan. Janji Allah merupakan 

                                                 
itu berlaku untuk semua waktu dan tempat.Lihat di buku Muhammad Syuhudi Ismail, Hadis 
Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual, 30-31. 
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jaminan bagi manusia yang mau melaksanakan perintah-Nya, bahwa Allah 

tidak hanya memberikan pertolongan di dunia bagi yang melaksanakannya, 

namun terlebih lagi di akhirat. 

c. Kandungan 

Untuk memperoleh makna substantif yang kuat dalam memahami 

hadis, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah mencoba menelusuri 

hubungan antara suatu teks dengan teks lainnya, proses ini sering disebut 

interpretasi intertekstual. Secara etimologis interteks berasal dari dua kata 

yaitu “inter” dan “teks”, inter berarti jaringan atau hubungan, sedangkan teks 

(textus dalam bahasa latin) berarti anyaman, jalinan, gabungan, susunan dan 

jalinan. Dalam proses analisis sebuah hadis dengan menggunakan pendekatan 

intertekstual, peneliti mencoba memahami hadis dengan mempertimbangkan 

keberadaan tanawwu' fi al-hadits. 

Faidah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut di antaranya:  

1. Salah satu adab persaudaraan adalah menutupi aibnya 

2. Anjuran menolong orang yang kesusahan 

3. Besarnya pahala sesuai dengan berat ringannya amal tersebut 

4. Islam adalah agama yang menghimbau pemeluknya untuk hidup rukun 

5. Penegasan konsep iman di akhir zaman 

6. Kengerian hari kiamat. 

7. Mengutamakan pemenuhan keinginan atau kebutuhan umat Islam dan 

memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk meringankan beban mereka. 

8. Larangan berbuat zalim dan menyerahkan umat Islam kepada musuh 

atau orang yang akan berbuat zalim terhadapnya. 

9. Larangan menampakkan aib seorang saudara muslim bukan berarti 

membiarkannya melakukan maksiat, melainkan mengingkari maksiatnya 
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dan menegurnya. Jika ia tidak mau bertaubat, apalagi jika ia melakukannya 

terang-terangan, ia boleh membeberkan aib orang tersebut di persidangan 

(sebagai saksi). 

10. Menutup aib hanya berlaku pada maksiat yang sudah berlalu, 

sedangkan maksiat yang sedang berlangsung dan selalu dilakukan 

hendaknya diingkari, bukan ditutup-tutupi. 47 

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa mempunyai muatan moral 

yaitu cara bersikap dan berbicara kepada orang lain, menggunakan bahasa 

yang tidak menyakiti hati dan saling membantu dalam hubungan sosial 

merupakan cerminan dari persaudaraan antar umat beragama. 

2. Interpretasi intertekstual 

Interpretasi intertekstual adalah pemahaman terhadap hadis dengan 

memperhatikan sistematika hadis yang bersangkutan atau hadis lain yang 

bermakna atau ayat Al-Qur'an yang terkait.48 

Dasar penggunaan teknik ini adalah penegasan bahwa hadis Nabi 

adalah perilaku terhadap Nabi yang merupakan satu kesatuan dengan hadis 

lain atau ayat-ayat al-Qur‘an. Bukankah hadis Nabi berfungsi sebagai bayan 

terhadap ayat ayat al Qur‘an. Allah swt berfirman dalam QS al Nahl/16: 44 

yang berbunyi: 

يْك  
 
آ اِل ن 

ْ
ل نْز 
 
ا بُرِۗ و  الز  تِ و  نَٰ يَِّ

ب 
ْ
رُوْ  بِال

َ
ك ف  ت  هُمْ ي 

َ
ل ع 
 
ل يْهِمْ و 

 
 اِل

 
ل ِ
ا نُزَّ ن  لِلنَاسِ م  يَِّ ر  لِتُب 

ْ
ك ِ
 49ن  الذَّ

Artinya: 

                                                 

47 Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, “Fathul Baari Ibnu Hajar al-Asqalani”,, h.97 

48 Arifuddin Ahmad, “Metodologi Pemahaman Hadis”; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, 85. 

49 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan 
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(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan 
kitabkitab. Dan Kami turunkan Adz-Dzikr (AlQur'an) kepadamu, agar engkau 
menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 
agar mereka memikirkan. 

Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah. diberi tugas sebagai orang yang 

mempunyai wewenang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Penjelasannya inilah 

yang kemudian disebut dengan hadis Nabi. Dengan demikian, pemahaman 

terhadap hadis tidak boleh memisahkan atau mengabaikan petunjuk Al-

Qur’an yang berkaitan dengannya.50 

Selain itu, Nabi sebagai utusan Allah menyampaikan hadis secara 

bertahap, sehingga memungkinkan hadis yang satu berbeda dan terkesan 

bertentangan dengan hadis lain yang bertema sama. Dengan memahami hadis 

secara interteks atau interteks, diharapkan syarah hadis dapat mengungkap 

kandungan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan misi kerasulannya.51 

Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik penafsiran ini adalah 

hubungan antar teks hadis lainnya, apakah mempunyai makna atau tema yang 

sama dengan melihat keberagaman pengucapannya. Dan yang perlu 

diperhatikan adalah hubungan antara teks hadis yang dipelajari dengan ayat-

ayat Al-Qur'an sebagai sumber ajaran dan sumber hukum Islam, terutama 

yang berkaitan dengan hubungan fungsional antara hadis dan Al-Qur'an. .52 

 53وفيما مغى الحد يث: المسلم اخومسلم

                                                 

50 Arifuddin Ahmad, “Metodologi Pemahaman Hadis”; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, 85. 

51 Arifuddin Ahmad, “Metodologi Pemahaman Hadis”; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, 86 

52 Ambo Asse, “Studi Hadis Maudhu’i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)”, 138. 

53 Muhyiddin Al-Nawawiy, “Syarh Shahih Muslim” (Berut: Dar Al-Khair. 1994), Jilid 8, 
h.18 
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Artinya:  

"Di dalam makna hadis: “Seorang muslim adalah sauadara muslim” 
(diriwayatkan imam Muslim)" 

Ikatan persaudaraan umat Islam berdasarkan kesucian aqidah yang 

diwujudkan dalam muamalah merupakan kekuatan diatas ikatan emosional 

lainnya. Imam Syafi'i berkata: “ Diantara ketulusan persaudaraan itu adalah 

menerima kelemahan saudaranya, menyempurnakan kekurangan saudaranya 

dan memaafkan kesalahan saudaranya.” Jadi, ketika umat Islam memahami 

ikatan suci iman Islam, mereka mengembangkan kesadaran untuk saling 

peduli dan berempati setiap saat terhadap saudara-saudaranya.54 

Persaudaraan dalam Islam merupakan perasaan yang menyentuh hati 

setiap hubungan sosial umat Islam dalam kehidupan individu umat Islam. 

Pesan kepedulian bagi saudara adalah agar individu muslim selalu menjaga 

saudaranya agar tidak tersakiti, menjaga pergaulan umat Islam agar selalu 

hidup bersama, saling menjaga, saling membantu dalam suka maupun duka. . 

Artinya komunitas Islam ibarat sebuah tubuh. Jika salah satu anggota band 

sakit maka anggota tubuh yang lain juga akan ikut merasakan sakit. Diantara 

isi makna hadis tersebut menggambarkan bagaimana persaudaraan diarahkan 

oleh Nabi Muhammad saw. di kalangan umat Islam, seperti makna hadis 

berikut: 

ى مِنْهُ عُضْوٌ، 
 
ك ا اشْت  دِ، إِذ  ج س 

ْ
 ال

ُ
ل ث  اطُفِهِمْ، م  ع  ت  احُمِهِمْ و  ر  ت  هِمْ و  ادَِّ و  مُؤْمِنِين  فِي ت 

ْ
 ال

ُ
ل ث  م 

هُ 
 
ى ل اع  د  حُمَى ت 

ْ
ال رِ و  دِ بِالسَه  ج س 

ْ
ائِرُ ال  55س 

Artinya: 

                                                 

54  Siregar, K. I., “Konsep Persaudaraan Sebagai Profetik Sunnah dalam Perspektif 
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ”. Jurnal Studi AlQur’an, 14 no.2 (2018), h.170 

55 Al-Nawawiy, Muhyiddin. 1994, “Syarh Shahih Muslim” (Berut: Dar Al-Khair), jilid  8, 
h. 10 
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Rasulullah saw. Bersabda: “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling 
mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi, seperti satu tubuh. Apabila 
satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu 
tidak dapat tidur dan merasa demam. 

Imām Al-Bukhāri memberi judul hadis ini: 

ظْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِم  ولا يُسْلِمُهُ   هُ بابُ لا ي 
ُ
وْل   ق 

Artinya: 

Orang Islam tidak boleh menzalimi orang islam lainnya, juga tidak 
menyerahkannya. 

 Imām Ibnu Ḥajar Al-Asqalāni menafsirkan “tidak menyerahkannya” dengan: 

هِ   دُوَِّ
مِهِ مِن ع  حْ مْ ي 

 
ةِ ول

 
ك
 
ل قاهُ إلى اله 

ْ
  أل

Artinya:  

(Tidak) melemparkannya ke dalam kebinasaan dan tidak melindunginya dari 
musuh. 

Allah swt. Berfirman, An-nisa (4):148: 

لِيْمًا مِيْعًا ع  ُ س  ان  اللّّٰ
 
ك ۗ  و  نْ ظُلِم  ا م 

َ
وْلِ اِل ق 

ْ
وْءِۤ مِن  ال ج هْر  بِالس 

ْ
ُ ال ب  اللّّٰ ا يُحِ

 
 56ل

Terjemahannya: 

“Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus 
terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui.” 

Menurut al-Suyuti, ayat di atas melambangkan kemampuan seseorang 

dalam memenangkan dirinya dari perbuatan zalim orang lain. Dalam ayat 

tersebut Allah tidak menyukai seseorang yang bermaksud jahat kepada orang 

lain kecuali orang yang dizalimi. Allah sungguh memberikan kelonggaran 

                                                 

56 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan 
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dalam mendoakan keburukan bagi orang yang menganiayanya. Tapi 

kesabaran adalah cara terbaik.57 

Allah swt. Berfirman, QS. Al-Ḥujurāt (49):10: 

ةٌ  مُؤْمِنُوْن  اِخْو 
ْ
ا ال مُوْن  اِنَم  مْ تُرْح 

ُ
ك
َ
ل ع 
 
اتَقُوا اللّّٰ  ل مْ  و 

ُ
يْك و  خ 

 
يْن  ا صْلِحُوْا ب 

 
ا   58 ف 

Terjemahannya: 

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada 
Allah agar kamu dirahmati. 

Pada ayat di atas, Allah swt. menekankan dua hal utama. Pertama, bahwa 

orang-orang beriman sebenarnya adalah saudara. Kedua, jika terjadi 

perselisihan antar saudara, kita diperintah oleh Allah swt. untuk 

melaksanakan islah (usaha perbaikan atau perdamaian). Apa indikasi dari 

suatu persaudaraan? Rasulullah saw. bersabda, “Demi Allah yang menguasai 

diriku, Seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia 

menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya 

sendiri.”. 59 Selain itu Nabi saw. juga menegaskan, “Seorang muslim adalah 

orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang yang 

berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah.”60  

Memahami isi Al-Quran bagi para pengikutnya adalah sebuah 

keniscayaan, mengimaninya sehingga menjadi sebuah iman yang wajib 

dilaksanakan dalam diri seorang muslim menghasilkan kesadaran akan 

kebenaran iman kepada Sang Khaliq dan kebenaran firman-Nya. Salah satu 

                                                 

57 Abū Bakar al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubra, (Beirūt: Dār al-Kutubi al-‘Alamiyyah), jilid 
10, h. 398. 

58 Qur’an Kemenag, Kementerian Agama RI 
59 Muhyiddin Al-Nawawiy, “Syarh Shahih Muslim” (Berut: Dar Al-Khair. 1994),h. 212 
60 HR. Bukhari 
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ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa hendaknya umat Islam menjaga tali 

silaturahmi dengan ajaran Allah SWT dan selalu berpegang teguh pada tali 

agama sehingga dapat menguatkan jiwa untuk membentuk kekuatan 

kebersamaan atau ikatan persaudaraan iman di atas. segala ikatan darah, 

keturunan dan hubungan lainnya.Sebagaimana ayat Alqur’an: surat Ali 

Imran:103: 

اۤ عْد 
 
نْتُمْ ا

ُ
مْ اِذْ ك

ُ
يْك

 
ل ِ ع  ت  اللّّٰ رُوْا نِعْم 

ُ
اذكْ رَقُوْاۖ و  ف  ا ت 

 
مِيْعًا وَل ِ ج  بْلِ اللّّٰ صِمُوْا بِح  اعْت  ف  و 

َ
ل
 
ا ءً ف 

نْتُمْ 
ُ
انًاۚ و ك ٓ اِخْو  تِه  حْتُمْ بِنِعْم  صْب 

 
ا مْ ف 

ُ
وْبِك

ُ
يْن  قُل نْ ب 

 
ا ن  النَارِ ف  ةٍ مَِّ ا حُفْر 

ف  ى ش 
َٰ
ل اۗ  ع  نْه  مْ مَِّ

ُ
ك ذ  ق 

دُوْن   هْت  مْ ت 
ُ
ك
َ
ل ع 
 
تِه  ل يَٰ

َٰ
مْ ا

ُ
ك
 
ُ ل نُ اللّّٰ يَِّ  يُب 

لِك  ذَٰ
 
  61ك

Terjemahannya: 

“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah 
bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu 
bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan 
karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu 
berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu 
mendapat petunjuk.” 

Muhammad Khalīl Al-Khathīb mengutip dan mensyarah atau 

menjelaskan salah satu dari khuthbah Rasulullah tentang pengarahan dari 

nabi saw. kepada umatnya agar selalu rendah hati sesama umat manusia, tidak 

saling berbuat keji antara satu sama lain, dan tidak menyombong diri kepada 

satu sama yang lain, tetapi harus menjalin sesama hamba Allah suatu ikatan 

persauaran yang kuat dan saling menyangi.62 

                                                 
61 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan terjemahan 

62  Khairil Ikhsan Siregar, “Konsep persaudaraan sebagai profetik sunnah dalam 
persdpekti mahasiswa fakultas ilmu sosial UNJ”, Jurnal Studi al-Qur’an membangun tradisi 
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Membicarakan cacat/cela seseorang, menjatuhkan kehormatan 

seorang muslim, seakan jadi santapan lezat bagi yang namanya lisan. 

Sementara itu, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah mengingatkan 

dalam sabdanya: 

دِهِ  ي  انِهِ و  ْمُسْلِمُوْن  مِنْ لِس 
ْ
لِم  ال نْ س  ْمُسْلِمُ م 

ْ
 ال

Artinya: 

Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan 
dan tangannya.”63 

Syāīkh Muḥammad bin Shālih al-Uṭsaīmin rahimahullāh menerangkan, 

“Kaum muslimin selamat dari lisannya, yaitu ia tidak mencela mereka, tidak 

melaknat mereka, tidak mengghibah dan menyebarkan namimah di antara 

mereka. Dia tidak menyebarkan satu macam pun kejelekan dan kerusakan di 

antara mereka. Dia benar-benar menahan lisannya. Menahan lisan ini 

termasuk hal yang paling berat dan paling sulit bagi seseorang. Sebaliknya, 

begitu gampangnya seseorang melepas lisannya.” 

Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari 

lisannya. Maksudnya, dia menahan lisannya, tidak menyebut mereka kecuali 

dengan kebaikan. Ia tidak mencaci, tidak mengghibah, tidak 

berbuat namimah, dan tidak menebarkan permusuhan di antara manusia. Dia 

adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Apabila dia 

mendengar kejelekan, dia menjaga lisannya. 

Lisan yang berpenyakit seperti ini banyak diderita oleh kaum hawa. 

Karena itu, mereka harus banyak-banyak diperingatkan untuk bertakwa 

kepada Allah subhanahu wa ta’ala dalam urusan lisan. Ketahuilah, karena 

bahayanya lisan bila tidak dijaga oleh pemiliknya, Rasulullah shallallahu alaihi 
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wa sallam sampai menjamin surga bagi orang yang dapat menjaga lisan dan 

kemaluannya. Sahl bin Sa’d radhiyallahu anhu menyampaikan sabda 

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: 

ة   ن َّ ج 
ْ
هُ ال

 
نْ ل ضْم 

 
يْهِ أ

 
يْن  رِجْل ا ب  م  يْهِ و  حْي 

 
يْن  ل ا ب  ي م  نْ لِ ضْم  نْ ي   م 

Artinya: 

“Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua tulang rahangnya 
(yaitu lisan) dan apa yang ada di antara dua kakinya (yaitu kemaluan), aku akan 
menjamin surga baginya.” 64 

Apabila tidak dapat berkata yang baik, diamlah, niscaya itu lebih 

selamat. Karena itu, Rasūl yang mulia shallāllāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

صْمُتْ  وْ لِي 
 
يْرًا أ  خ 

ْ
قُل ي 

ْ
ل آخِرِ ف 

ْ
وْمِ ال ي 

ْ
ال ان  يُؤْمِنُ بِالِلّ و 

 
نْ ك  م 

Artinya: 

“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang 
baik atau ia diam.”65 

Imam al-Hakim rahimahullah meriwayatkan dalam Mustadraknya dari 

‘Ubadah bin ash-Shamit radhiyallāhu anhu bahwasanya Nabi shallāllāhu alaihi 

wa sallam mengisyaratkan ke bibirnya dan berkata, 

ا؟ تُن  سِن 
ْ
ل
 
تْ بِهِ أ م 

َّ 
ل ك  ا ت  ذُ بِم  اخ   نُؤ 

ْ
ل ه  اذٌ: و  هُ مُع 

 
 ل
 
ال ق  يْرٍ. ف  ا مِنْ خ 

َّ 
مْتُ إِل ضَ  الصَُّ  ف 

ُ
سُوْل ب  ر  ر 

ك   م َّ
ُ
تْك  أ

 
كِل اذُ، ث  : ي ا مُع 

 
ال اذٍ، ثُم َّ ق  خِذ  مُع  م  ف 

َّ 
ل س  يْهِ و 

 
ل ى الُلّ ع 

َّ 
ل ا ش  -الِلّ ص  وْ م 

 
نْ أ

 
اء  الُلّ أ

لِك   هُ مِنْ ذ 
 
 ل
 
قُوْل  -ي 

ْ
ل
 
تْ بِهِ أ ق  ا ن ط  ا م 

َّ 
م  إِل ن َّ ه  اخِرِهِمْ فِي ج  ن  ى م 

 
ل اس  ع  بَُّ الن َّ

ُ
 ي ك

ْ
ل ه  تُهُمْ؟ سِ و  ن 

مُو ن  ْْ يْرًا ت  وْا خ 
ُ
، قُوْل رٍَّ نْ ش  تْ ع 

ُ
سْك وْ لِي 

 
يْرًا أ  خ 

ْ
قُل ي 

ْ
ل آخِرِ ف 

ْ
وْمِ ال ي 

ْ
ال ان  يُؤْمِنُ بِالِلّ و 

 
نْ ك م   اف 

مُوْا
 
رٍَّ ت سْل نْ ش  تُوْا ع 

ُ
اسْك  و 
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Artinya: 

“Diamlah kecuali dari perkataan yang baik.”Mu’adz bertanya kepada 
Rasulullah, “Apakah kita akan disiksa disebabkan apa yang diucapkan oleh 
lisan-lisan kita?”Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memukul paha Mu’adz, 
kemudian bersabda, “Wahai Mu’adz, ibumu kehilanganmu”, atau beliau 
mengucapkan kepada Mu’adz apa yang Allah kehendaki.“Bukankah manusia 
ditelungkupkan di atas hidung mereka ke dalam jahannam tidak lain 
disebabkan oleh ucpaan lisan mereka? Karena itu, siapa yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam dari berkata yang 
jelek. Ucapkanlah kebaikan, niscaya kalian akan menuai kebaikan; dan diamlah 
dari berkata yang jelek, niscaya kalian akan selamat.”66  

Allah swt berfirman, QS. Qaf/50:18: 

ولٍۡ إِ  لفِۡظُ مِن ق  ا ي  تِيدٌ م َّ قِيبٌ ع  يهِۡ ر  د 
 
ا ل
َّ 
 67ل

Terjemahannya: 

“Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya kecuali di dekatnya ada 
malaikat pengawas yang selalu hadir.”  

Sunnah Rasulullah saw. mempersaudarakan kaum Qarasy yang telah 

beriman melakukan perjalanan hijrah meninggalkan Makkah al-Mukarramah 

menuju kota Yatsrib atau kota Madinah al-Munawarah bertemu dengan kaum 

pembesar kota Yaṭsrīb Banī Al-Us dan Bani Al-Khażraj setelah sebelumnya 

bertemu dengan Rasulullah di musim haji di Makkah yang dikenal sebagai 

budaya semua kaum disekitar jazirah Arab berhaji setahu sekali. Disaat itulah 

pertemuan dakwa Rasulullah mendapat sambutan dari dua kaum pembesar 

kota Yatsrīb tersebut.  

Peletakan dasar-dasar kekuatan persaudaraan dibangun oleh 

Rasulullah antara kaum Muhājirīn dan kaum Anshar telah menjadi salah satu 

potret dan menjadi referensi atas keberhasilan Rasulullah 

                                                 

66 Dinilai sahih oleh Syaikh Muqbil rahimahullah dalam ash-Shahihul Musnad, 1/460 
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mempersaudarakan keduanya yang tumbuh atas dasar kekuatan iman 

mengikuti sunnah Rasul sebagai profetik. Maka hasil dari persaudaraan 

tersebut menghapus segala permusuhan, kebencian dan fanatik kepada ras, 

etnik dan lain. Dan persaudaraan yang melahirkan kesucian hati dan 

menyatukan satu pandang dan visi sehingga berjalan bergandeng tangan 

dengan ikatan iman yang sangat kuat dan kokoh. Di antara firman Allah yang 

menjelaskan persaudaraan yang didasari iman yang kuat dan kokok 

melahirkan kesucian dan kebahagian yang syumul atau menyeluruh.68 Allah 

swt berfirman, al-Ḥijr (15):47 

بِلِيْن   قَٰ ت  ى سُرُرٍ م 
َٰ
ل انًا ع  ٍ اِخْو 

َّ
نْ غِل ا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مَِّ ا م  عْن  ن ز    69و 

Terjemahannya:  

“Kami mencabut segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. 
Mereka bersaudara (dan) duduk berhadap-hadapan di atas dipan.” 

Banyak kabar tentang riwayat yang mencatat tentang apa yang 

dilakukan Rasulullah ketika mempersaudarakan kaum Muhājīrīn dan kaum 

Anshar, seperti Abū Bakar  dipersaudarakan dengan kaum Anshar atas nama 

Kharījah bīn Zaīd, Al-Zūbair dengan Ka’ab bīn Malīk, dan Ūtsman bīn ‘Affan 

dengan Ībn Sa’ad Al-Zarqīy dari Keluarga Zarīq maka Rasulullah menyuruh 

mereka sampai saling mewariskan karena kedekatan persaudaraan yang 

kokoh dan kemudian di akhir kenabian Rasulullah menjelaskan kepada 

mereka sahabatnya mendapatkan pencerahan hukum waris mewariskan 

dalam kalangan umat Islam. Arti dari ayat yang dijelaskan di atas diambil 

                                                 

68  Siregar, K. I., “Konsep Persaudaraan Sebagai Profetik Sunnah dalam Perspektif 
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ”. Jurnal Studi AlQur’an, 14 no.2 (2018), h. 167-168 
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menjadi poin kuis dengan isi pertanyaannya bahwa persudaraan yang kuat 

bisa mensucikan hati dan memberi kebahagian.70 

Sunnatullah mencipatakan manusia maka karakteristik seorang manusia 

adalah manusia sosial namum di dalam perjalanan petumbuhan manusia 

tergantung pada lingkungan dan wawasan yang ia peroleh sehingga dapat 

membentuk kepribadiannya. Manusia kecenderuangannya gaira (keinginan) 

sosial yang besar tetapi Allah tidak mengizinkan melakukan perbuatan zhalim 

kepada hamba-hamba-Nya agar tetap di dalam fitharah makan dengan 

pentunjuk dan bimbingan Alqu’an dan sunnah Rasul-Nya manusia berjalan 

sesuai dengan yang diharap oleh Allah.71  

Kesadaran keimanan muslim kepada Allah dan Rasulullah menjadikan 

harapan dalam segala aktivitas dan kegiatan mendapat ridha Tuhannya. Salah 

satu pesan keimanan yang diajukan dalam penilitian ini juga bahwa ayat 

Alqur’an dan hadis menjelaskan kesadaran saling memberikan perhatian 

sesama insan dan empati kepada saudara seiman jika terdapat kelemahan di 

dalam diri salah saudaranya untuk berbagi dan saling mengingatkan dengan 

ajakan mengiplementasikan nilai-nilai ajara agama Islam. Maka di antara ayat 

Alqur’an menjelas sebagai berikut: 

Allah swt. Berfirman, al-Ḥujurāt (49):10: 

مُوْن   مْ تُرْح 
ُ
ك
َ
ل ع 
 
اتَقُوا اللّّٰ  ل مْ  و 

ُ
يْك و  خ 

 
يْن  ا صْلِحُوْا ب 

 
ا ةٌ ف  مُؤْمِنُوْن  اِخْو 

ْ
ا ال   72اِنَم 

                                                 

70  Siregar, K. I., “Konsep Persaudaraan Sebagai Profetik Sunnah dalam Perspektif 
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ”. Jurnal Studi AlQur’an, 14 no.2 (2018), h. 169 

71  Siregar, K. I., “Konsep Persaudaraan Sebagai Profetik Sunnah dalam Perspektif 
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ”. Jurnal Studi AlQur’an, 14 no.2 (2018), h.169 
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Terjemahannya:  

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada 
Allah agar kamu dirahmati.  

Allah swt. Berfirman, al-‘Aṣr (103):3: 

وْا اص  و  ت  تِ و  لِحَٰ وا الصّٰ
ُ
مِل ع  نُوْا و  م 

َٰ
ذِيْن  ا

َ
ا ال

َ
وْا بِالصَبْرِ  اِل اص  و  ت  ِ ە  و 

ح قَّ
ْ
  73بِال

Terjemahannya:  

kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling 
menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. 

Sunnah sebagai profetik salah satunya persaudaraan dibuktikan dengan 

dengan pengorbanan fisik, berupa jiwa raga dan harta yang paling dicintai 

maka dalam ajaran al-qur’an dan hadis mengarahkan pembuktian keimanan 

ketika seorang muslim dapat berkorban untuk saudara muslim. Dan bukti 

kesempurnaan iman ketika sudah sampai kepada tingkatan mencitai saudara 

muslim karena Allah semata. Artinya kecintaan yang didasari mencitai diri 

sendiri bagai menjadi fisik dan rohani yang aman dan terpelihara.74 Di antara 

kutipan ayat Alqur’an dan hadis sebagai berikut: 

Allah swt berfirman, QS.Āli ‘Imrān (3):92: 

اِنَ اللّّٰ  بِه  ق يْءٍ ف  ا تُنْفِقُوْا مِنْ ش  م  ۗ و  وْن  ب  حِ
ُ
ا ت ى تُنْفِقُوْا مَِ تّٰ بِرَ ح 

ْ
وا ال

ُ
ال نْ ت ن 

 
 ل اللّ تْل: ل

لِيْمٌ   75ع 

Terjemahannya:  
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“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) 
sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun 
yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” 

فْسِهِ ن الحديث:عفيما م  ب  لِن  ا يُحِ خِيهِ م 
 
بَ لِأ تَى يُحِ مْ ح 

ُ
دُك ح 

 
ا يُؤْمِنُ أ

 
 76ل

Artinya:  

“Dalam sebuah makna hadis: Tidak sempurnah iman seseorang di antara kamu 
sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya.” (HR. Bukhariy) 

ىالظَالِمِين  
 
ل هِع 

َّ
ةُالل عْن 

 
ل
 
لا
 
 أ

 
Artinya:  

“Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zalim.”  

Allah swt berfirman QS Saba’ [34]: 40 

 

بُون   ِ
ذَّ
 
ا تُك نْتُمْ بِه 

ُ
تِي ك

َ
اب  النَارِ ال ذ  مُوا ذُوقُوا ع 

 
ل ذِين  ظ 

َ
 لِل

ُ
ن قُول 77و 

 

Artinya:  

Dan Kami katakan kepada orang-orang yang zalim, Rasakanlah olehmu azab 
neraka yang dulu kamu dustakan. 

تُهُمْ  عْذِر  عُ الظَالِمِين  م  نْف  وْم  لا ي  هُمْ سُوءُ الدَارِ ي 
 
ل ةُ و  عْن 

َ
هُمُ الل

 
ل  و 

Artinya: 
"(Yaitu) hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan 
mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk." 

Allah swt berfirman QS Al-An’am [6]: 21: 

 يُفْلِحُ الظَالِمُون  
 
 78لا

                                                 

76 Al-Nawawiy, Muhyiddin. 1994, “Syarh Shahih Muslim” (Berut: Dar Al-Khair), jilid 1, 
h.12 

77 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsir. 
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Artinya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.”  

Selain ayat Al-Qur’an, Rasulullah saw dalam beberapa hadisnya juga 

sering mengingatkan umat Islam perihal larangan berbuat zalim. Salah 

satunya adalah sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar, 

Rasulullah bersabda: 

ةِ  ام  قِي 
ْ
وْم  ال اتٌ ي  م 

ُ
م  ظُل

ْ
ل إِنَ الظ  ، ف  م 

ْ
ل الظ  مْ و 

ُ
إِيَاك ، و   اتَقُوْا اللّ 

Artinya: 

“Bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan takutlah kalian dari perbuatan 
zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari 
kiamat.” (HR Bukhari dan Muslim) 

Beberapa ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa perbuatan zalim 

tidak dibenarkan dalam Islam dengan alasan dan motif apa pun, dan ancaman 

bagi orang yang zalim sangat pedih, yaitu siksa neraka yang sangat pedih dan 

mendapatkan laknat dari Allah swt. Oleh karena itu, sebisa mungkin perbuatan 

yang satu ini harus benar-benar ditinggalkan. 

Jika orang yang berbuat zalim pada orang lain mendapatkan dosa dan 

ancaman yang sangat pedih, maka orang yang terzalimi juga akan 

mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah swt. Islam memberikan 

dukungan penuh kepada mereka yang dizalimi. Salah satu dukungan itu 

sebagaimana ditegaskan dalam salah satu haditsnya: 

إِنَ  وْمِ ف 
ُ
ظْل م 

ْ
ة  ال عْو  وْ اِتَقُوْا د 

 
ل نَك  و  نْصُر 

 
أ
 
ى ل لِ

 
لا ج  ى و  عِزَتِ

 الُلّ و 
ُ
قُوْل امِ، ي  م   ْ

ْ
لى  ال  ع 

ُ
ل م  حْ

ُ
ا ت ه 

 ب عْد  حِيْنٍ 

Artinya: 
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“Takutlah kalian pada doa orang yang dizalimi, karena sesungguhnya ia akan 
dibawa ke atas awan, kemudian Allah berkata: Dengan kemuliaan-Ku dan 
kebesaran-Ku, Aku pasti akan menolongmu, sekalipun nanti.”79 

Berkaitan dengan hadits tersebut, Imam Abul Hasan al-Mubarakfuri 

dalam kitab karyanya mengatakan bahwa hadits ini merupakan pembelaan 

dari Allah kepada orang-orang yang dizalimi. Allah tidak akan pernah lupa 

pada orang-orang yang pernah berbuat zalim dan orang yang dizalimi akan 

senantiasa mendapatkan pembelaan dari Allah untuk membalaskan 

perbuatan zalim yang diperbuat kepada mereka sekalipun harus menunggu 

waktu yang lama.80 

Selain itu, Imam Abu Abdillah Syamsuddin al-Qurthubi (wafat 671 H) 

dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Allah akan memberikan kebebasan 

untuk orang yang dizalimi kepada hari kiamat. Orang yang zalim dan yang 

dizalimi akan Allah pertemukan, kemudian orang yang pernah dizalimi akan 

mengambil pahala ibadah dan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang zalim 

dengan seukuran kezaliman yang dilakukan kepadanya. 

Selanjutnya jika pahala ibadah itu tidak cukup untuk menebus 

kezaliman yang pernah diperbuat, maka orang yang dizalimi akan 

memberikan dosa-dosa yang pernah ia lakukan selama di dunia kepada orang 

yang pernah berbuat zalim kepadanya.81 

فار رضى هللا عنه , عن النبى صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عن ابي ذر الْ
عز وجل انه قال : يا عبادى اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فال 
تظالموا , ياعبادى كلكم ضال اال من هديته , فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم 
                                                 

79 HR at-Thabrani 

80  al-Mubarakfuri, Mir’atul Mafatih Syarh Misykatil Mashabih, [Idaratul Buhuts al-
Ilmiah: 1404], juz VII, h. 367 

81 Imam al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, [Riyadh, Daru Alamil Kutub: 2003], 
juz VI, h. 137 
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 , تهدي كلكم عار اال من كسوجائع اال من اطعمته , فاستطعموني اطعمكم , ياعبا
فاستكسوني اكسكم, ياعبادى انكم تخطئوني باليل و النهار. وانا اغفر الذنوب جميعا 
فاستْفروني اغفرلكم ياعبادي انكم لن تبلْوا ضري فتضروني , ولن تبلْوا نفعي 
فتنفعوني , يا عبادى لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل 

منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا , ياعبادى لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم  واحد
كانوا على افجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا , ياعبادى لو ان اولكم 
واخر كم وا نسكم وجنكم قاموا فى سعيد واحد , فساءلوني , فاعطيت كل واحد 

مخيط اذا ادخل البحر . ياعبادى مسالته مانقص ذلك ما عندى اال كما ينقص ال
انما هى اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها . فمن وجد خيرا فليحمد هللا . ومن 

82وجد غير ذلك فال يلومن اال نفسه . (رواه مسلم
 

Arinya: 

“Daripada Abu Dzar Al-Ghifari r.a daripada Nabi SAW dari apa yang 

diriwayatkannya dari Tuhannya Azza Wa Jallah bahawa Allah SWT berfirman: 

“Wahai hamba-hambaKu! Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas 

diriKu maka Aku mengharamkannya di kalangan kamu maka janganlah kamu 

zalim menzalimi.. Wahai hamba-hambaKu! Kamu semua sesat kecuali 

barangsiapa yang kurniakan petunjuk kepadanya, maka mintalah petunjuk itu 

dariKu. Wahai hamba-hambaKu! Kamu semua kelaparan kecuali orang yang 

aku berikan makanan maka mintalah makan dariKu, Aku akan memberikan 

makanan kepada kamu. Wahai hamba-hambaKu.! Kamu semua telanjang 

kecuali orang yang aku berikan pakaian, maka pintalah pakaian dariKu, Aku 

akan mengurniakan pakaian kepadamu. Wahai hamba-hambaKu! Kamu semua 

melakukan kesilapan malam dan siang dan Aku mengampuni dosa-dosa 

kesemuanya, maka pintalah keampunan dariku, Aku akan mengampuni kamu. 

Wahai hamba-hambaKu! Sesungguhnya kamu tidak akan memudaratkanKu 

maka lakukanlah mudarat itu terhadapku dan kamu tidak dapat memberi 

manfaat kepadaKu maka berikanlah manfaat itu kepadaku. Wahai hamba-

                                                 

82  HR. Muslim, Kitab: Kebajikan, menyambung tali kekerabatan, dan adab, bab: 
Larangan berbuat zalim, hadis no.55, 2577. 
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hambaKu! Jika sesungguhnya yang awal hingga yang terakhir di kalangan kamu, 

golongan manusia dan jin di kalangan kamu mereka semuanya bertakwa (taat) 

kepadaKu bagi itu tidak akan menambahkan sesuatupun kepada kerajaanKu. 

Wahai hamba-hambaKu! Jika sesungguhnya yang awal hingga yang terakhir di 

kalangan kamu, golongan manusia dan jin di kalangan kamu mereka semuanya 

bermaksiat terhadapku maka itu semuanya tidak mengurangkan sedikit pun di 

dalam kerajaanKu. 

Wahai hamba-hambaKu! Jika sesungguhnya yang awal hingga terakhir di 

kalangan kamu golongan manusia dan jin di kalangan kamu mereka semuanya 

berada di atas sesuatu daratan lalu meminta dariku maka aku akan kurniakan 

permintaan setiap orang dan tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di dalam 

kerajaan Ku melainkan sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke 

dalam lautan. Wahai hamba-hambaKu! Sesungguhnya amalan kamu itulah yang 

Aku perhitungkan dan kemudian aku berikan ganjarannya.Maka barangsiapa 

mendapati kebaikan hendaklah memuji Allah dan barangsiapa mendapati 

selain dari itu janganlah mempersalahkan sesiapapun melainkan dirinya 

sendiri.”83 

penjelasan perkata: 

a) الظلم‘ :إني حرمت الظلم’ dari segi bahasa ialah meletakkan sesuatu bukan pada 

tempatnya. Ianya suatu perbuatan melampaui batasan atau tindakan 

yang melibatkan manusia tanpa hak untuk berbuat sedemikian. Zalim 

adalah mustahil pada Allah swt. Makna ‘Aku mengharamkan kezaliman 

atas diriku’ ialah ianya dating dariku bahkan aku suci ddarinya dan tinggi 

darinya. 

b) ضال : Sesat yakni lalai atau terjatuh dari syariat sebelum diutuskan para 

Rasul. 

                                                 

83 Hadith Riwayat Muslim no. 2577 
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c) إلا من هديته : kecuali barangsiapa yang kurniakan petunjuk kepadanya iaitu 

Allah membimbing manusia kepada apa yang dibawa oleh Rasul itu dan 

Aku memberikan taufik kepadanya untuk menerima dan melaksanakan 

ajaran yang dibawa oleh Rasul itu. 

d) فاستهدوني أهدكم : maka mintalah petunjuk itu dariKu ialah pintalah sebuah 

hidayah daripada Allah yang berkuasa. 

e)  يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوعلى أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد
ذلك فى ملكى شيئا.يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوعلى أفجر قلب واحد 

   ذلك من ملكى شيئا منكم ما نقص 

Artinya: 
 Wahai hamba-hambaKu! Jika sesungguhnya yang awal hingga yang terakhir di 
kalangan kamu, golongan manusia dan jin di kalangan kamu mereka semuanya 
bertakwa (taat) kepadaKu bagi itu tidak akan menambahkan sesuatupun 

kepada kerajaanKu. Wahai hamba-hambaKu! Jika sesungguhnya yang awal 
hingga yang terakhir di kalangan kamu, golongan manusia dan jin di 
kalangan kamu mereka semuanya bermaksiat terhadapku maka itu 
semuanya tidak mengurangkan sedikit pun di dalam kerajaanKu’. Asal 
hadith ialah jika semua manusia dan jin berada di atas ketakwaan hati 
seorang lelaki dari kalangan kamu, maksudnya jika manusia mempunyai 
hati seperti Rasul Allah swt. dan tiada seorang pun manusia dan jin yang 
melakukan maksiat terhadap Allah swt, maka ketaatan mereka ini 
sedikitpun tidak menambahkan kemuliaan kepada Allah swt dan tidak 
menambahkan apa juapun terhadap kerajaan Allah swt. Begitu juga jika 
semua manusia dan jin berada dia atas kejahatan hati seorang lelaki, 
maksudnya jika semua manusia berperangai seperti Firaun maka 
kejahatan mereka sedikit pun tidak mengurangkan kemuliaan Allah swt 
dan kerana kerajaanNya.84 

-PENGHARAMAN KEZALIMAN ATAS ALLAH SWT 

Lafaz hadis ini terang-terangan menyatakan bahawa Allah swt sendiri 

mengharamkan sifat zalim itu atas diri-Nya sendiri terhadap hamba-

hambaNya berdasarkan ayat “sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman 

itu atas diriKu’. Pengharaman ini juga jelas dalam Al-Quran ‘dan tidaklah Aku 

                                                 

84 Syaikh muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syaraha Hadis Arba’in, Imam an-Nawawi, 
h. 297 
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zalim terhadap hamba” dan firmanNya yang bermaksud ‘sesungguhnya Allah 

tidak menzalimi manusia sedikitpun’ dan juga ‘sesungguhnya Allah tidak zalim 

walau sebesar zarah’. 

-PENGHARAMAN KEZALIMAN KEPADA HAMBA-HAMBA 

Allah mengharamkan hamba-hamba-Nya daripada menzalimi sesama 

mereka. Dengan itu Dia mengharamkan setiap manusia terhadap menzalimi 

orang lain. Bahkan berlaku zalim itu sendiri adalah haram secara mutlak dan 

terbahagi kepada dua jenis: 

Pertama: zalim atas diri sendiri. Kezaliman yang paling besar ialah 

mensyirikkan Allah swt, sebagaimana firmanNya dalam surah Luqman ayat 13 

yang bermaksud ‘syirik itu adalah kezaliman yang besar’. Justeru syirik itu 

menjadikan makhluk itu setara dengan pencipta (khaliq) lalu menyembahnya 

sedangkan Allah swt suci dari segalanya. 

Seetelah kezaliman mempersekutukan Allah swt ialah kezaliman 

melakukan maksiat, dosa-dosa kecil dan besar kerana pada kedua-duanya 

terdapat kezaliman atas diri yang merupakan punca kepada azab dan 

kemusnahan di dunia dan di akhirat. 

Kedua: kezaliman manusia terhadap orang lain. Pengharamannya berulang-

ulang kali di dalam hadis-hadis Rasulullah saw. Di dalam Saḥīh Al-Bukhāri dan 

Muslim daripada Abdullāh bin ‘Umar r.a daripada Nabi saw. yang telah 

bersabda bermaksud: 

“Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat…” 

Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa Al-Asy’ari 

daripada Nabi Muhammad saw bersabda maksudnya: 

Artinya: 

“sesungguhnya Allah menangguhkan (hukuman) terhadap orang yang 
melakukan kezaliman sehingga apabila Allah menghukumnya maka Dia sama 
sekali tidak akan melepaskannya.” 
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Kemudian Rasulullah saw membaca ayat: 

Allah swt berfirman QS. Hud:102: 

 85وكذلك أخذ ربَّك إذا أخذ القرى وهى ظالمةٌ إنَّ أخذه أليم شديدٌ 
Terjemahannya: 

“Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-
negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabNya itu adalah sangat pedih 
lagi keras.” 

Oleh itu, menegakkan keadilan di dalam kehidupan manusia dan 

pengharaman kezaliman di kalangan mereka merupakan tujuan dan matlamat 

terpenting dalam agama Islam.Ini adalah disebabkan keadilan itu merupakan 

asas bagi menguatkan sesuatu hukuman dalam kerajaan atau ketamadunan 

sebagaimana kezaliman itu pula merupakan sebab kemusnahan umat dan 

tamadun serta hapusnya kebahagiaan di dalam kehidupan.Ianya merupakan 

punca mendapat kemurkaan Allah di hari akhirat. 

Kandungan Hadis: 

a) Zalim adalah suatu sifat keji yang diharamkan Allah SWT ke atas diriNya 

dan ke atas hambahambaNya.Barangsiapa yang melakukan kezaliman 

bererti dia telah melampaui batasan yangdigariskan oleh Allah SWT. 

b)  Semua hamba adalah berhajat dan bergantung penuh kepada kurniaan 

dan kemurahan Allah swt. Dialah Tuhan yang memberikan petunjuk, 

memberikan rezeki, memberi pakaian dan Dia juga Tuhan Yang Maha 

Pengampun segala dosa hamba-hambaNya. Sesungguhnya rahmat Allah 

sentiasa mendahului murka-Nya. 

                                                 

85 Kemenag, Qur’an dan Tafsir 
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c) Segala permohonan hendaklah hanya diajukan kepada Allah swt, sama 

ada permohonan memintahidayah, rezeki, makanan dan pakaian juga 

permohonan agar diampunkan segala dosa. 

d) Sesungguhnya Allah swt Maha Gagah Perkasa.Manusia sekali-kali tidak 

mampu memberikan-Nya manfaat dan mudharat. 

e) Segala perbuatan manusia sama ada ketaqwaan atau kejahatan, 

walaupun pada tahap yang palingmaksimum dan paling dahsyat, 

semuanya tidak akan menambah atau menjejaskan kedudukan Allah swt 

walaupun sedikit. 

f) Segala karunia Allah kepada seluruh manusia dan jin, biar betapa banyak 

sekalipun, ia tidak akan mengurangi apa yang dimiliki-Nya walaupun 

sedikit. la hanya umpama air yang terlekat pada sebatang jarum kerdil 

yang ditenggelamkan ke lautan luas. 

g) Setiap amalan manusia akan dihitung satu persatu oleh Allah swt dan 

Dialah yang akan menyempurnakan pembalasannya, dan ada balasan 

baik maupun buruk. 

h) Menegakkan keadilan di antara manusia serta haramnya berlaku zalim 

di antara mereka merupakan tujuan dari ajaran islam yang paling 

penting. 

i) wajib bagi setiap orang untuk memudahkan jalan petunjuk dan 

memintanya kepada Allah ta’ala. 

j) Semua makhluk sangat bergantung kepada Allah dalam mendatangkan 

kebaikan dan menolak keburukan terhadap dirinya baik dalam perkara 

dunia mahupun akhirat. 

k) Pentingnya istighfar dari perbuatan dosa dan sesungguhnya Allah ta’ala 

akan mengampuninya. 
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l) Lemahnya makhluk dan ketidakmampuan mereka dalam mendatangkan 

kecelakaan dan kemanfaatan. 

m) Wajib bagi setiap mu’min untuk bersyukur kepada Allah ta’ala atas 

ni’mat-Nya dan taufiq-Nya. 

n) Sesungguhnya Allah ta’ala menghitung semua perbuatan seorang hamba 

dan membalasnya. 

Dalam hadits terdapat petunjuk untuk mengubah diri (muhasabah) serta 

penyesalan atas dosa-dosa 

Dari penjelasan persaudaraan dan penjelasan hadis dan ayat al-Qur’an, 

dapat dipahami bahwa persaudaraan bukan hanya sebatas seagama saja, 

melainkan sebuah perintah dari Nabi agar manusia tidak saling menyakiti baik 

sesama agama maupun sesama manusia. Bahwa menyakiti bukan hanya 

sentuhan fisik, tapi melukai adalah melalui lisan justru lebih membekas dan 

sangat dilarang baik dari sisi hadis maupun al-Qur’an. Oleh sebab itu, karena 

manusia diikat dalam tali persaudaraan atas keagamaan, maka tidak seharus 

saling menyakiti, mencaci maki/menghina, sebab hal yang demikian telah 

dilarang oleh Allah dan Nabi saw. kata larangan tersebut menjunjuk pada 

sesuatu yang dibenci Nabi saw. 

3. Interpretasi Kontekstual  

Interpretasi kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis 

dengan memperhatikan asbab al wurud yang dihubungkan dengan konteks 

kekinian.86 Dasar penggunaan teknik ini adalah Nabi Muhammad saw. adalah 

teladan terbaik, uswatun hasanah, sebagaimana dinyatakan dalam QS al 

Ahzab/33: 21 

                                                 

86 Arifuddin Ahmad, “Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Ḥadīs”, 113. 
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 ِ سُوْلِ اللّّٰ مْ فِيْ ر 
ُ
ك
 
ان  ل

 
دْ ك ق 

 
ر  اللّّٰ   ل

 
ذ ك خِر  و 

َٰ
ا
ْ
وْم  ال ي 

ْ
ال ان  ي رْجُوا اللّّٰ  و 

 
نْ ك م  ِ

َّ
ةٌ ل ن  س  ةٌ ح  سْو 

ُ
ا

ثِيْرًاۗ 
 
 87ك

Artinya:  

“Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan yang banyak mengingat Allah” 

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu yang telah 

diperankan oleh Rasulullah saw. adalah patut untuk diteladani dan merupakan 

bagian dari perwujudan misi kerahmatannya. Oleh karena itu, semua 

pemahaman terhadap hadis hadis beliau yang menyalahi kedudukannya 

sebagai uswah hasanah atau misi kerahmatannya perlu ditinjau kembali. 

Dalam konteks inilah, maka pemahaman terhadap hadis Nabi memerlukan 

pertimbangan konteksnya, baik di saat hadis tersebut diwurudkan maupun 

tatkala hadis hadis itu akan diamalkan. Ini berarti bahwa hadis Nabi 

merupakan bukti kepatutan beliau menjadi teladan terbaik dan bukti 

kerahmatan misi yang dibawa oleh beliau, sekalipun beberapa di antaranya 

dianggap bertentangan dengan kemajuan zaman.88 

Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi ini adalah 

peristiwa peristiwa yang terkait dengan wurud hadis (asbab al wurud), kondisi 

yang dialami dan dihadapi oleh Rasulullah saw pada saat beliau mengucapkan 

hadis itu atau pada saat beliau melakukan suatu amalan yang disaksikan oleh 

para sahabat atau memang bersama sama dengan para sahabatnya. 

Pendekatan yang dapat digunakan dalam teknik interpretasi ini adalah 

                                                 

87 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsir 

88 Arifuddin Ahmad, “Metodologi Pemahaman Hadis”, Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 
114 
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pendekatan historis, sosiologis, filosofis, bahasa, sosiologis, antropologis, 

pendekatan ilmiah yang bersifat interdisipliner.89 

Sejak 14 abad lalu, lewat hadis tersebut Rasulullah saw. menegaskan 

bahwa kaum Muslim adalah bersaudara. Beliau mengimplementasikan hal itu 

dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Sekalipun 

tidak kenal satu sama lain, bahkan tanah airnya pun berbeda, mereka gembira 

dipersaudarakan atas dasar keimanan demi menggapai rida Allah SWT. 

Seruan persaudaraan seperti itu berlaku pula bagi setiap kaum Muslim.  

Karena menganggap seseorang sebagai saudara, ia tidak akan rela 

membiarkannya nestapa. Ia tidak akan rela saudaranya diembargo pihak lain 

sehingga kekurangan sandang, pangan, dan bahkan obat-obatan. Kesadaran, 

perasaan, dan jiwanya akan senantiasa tersayat melihat saudaranya di negeri 

yang lain tengah getir menghadapi kesulitan hidup. Terlebih-lebih saat 

menyaksikan Muslim tanpa dosa yang terancam serbuan kaum kafir.90 

Meskipun ada rasa ''benci'' terhadap sesama Muslim, hal itu tidak 

menghalanginya untuk tetap merasakan penderitaan mereka. Semua ini 

dilakukan sebagai salah satu wujud keimanan. Nabi saw bersabda, ''Salah 

seorang di antara kamu sekalian tidaklah sempurna imannya sebelum ia 

mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.91 

Jadi dari sudut pandang makro, Sebab turunnya surat al-Hujurat ayat 

11, dari Riwayat dari Abu Jubairah bin Ad-Dhahhak, Beliau mengatakan 

                                                 

89  Ambo Asse, “Studi Hadis Maudhu’i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)”, (Cet. I; 
Makassar: Alauddin University Press, 2013), 138 

90  Nashih Nashrullah, Penjelasan Hadis Rasulullah Soal Muslim Ibarat Satu Tubuh, 
REPUBLIKA.CO.ID,Kamis,16Jan2020,23:04WIB,diaksesdisitus:https://khazanah.republika.co
.id/berita/q47jbn320/penjelasan-hadis-rasulullah-soal-muslim-ibarat-satu-tubuh, diakses 
pada tanggal 29 januari 2024, 9:32 wita 

91 (HR Bukhari dan Muslim) 

https://republika.co.id/tag/rasulullah
https://republika.co.id/page/penulis/320/nashih-nashrullah
https://khazanah.republika.co.id/berita/q47jbn320/penjelasan-hadis-rasulullah-soal-muslim-ibarat-satu-tubuh
https://khazanah.republika.co.id/berita/q47jbn320/penjelasan-hadis-rasulullah-soal-muslim-ibarat-satu-tubuh
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bahwasanya dahulu terdapat seorang laki-laki yang memiliki dua nama dan 

tiga nama. Dia telah dipanggil dengan salah satu nama yang dimiliki tetapi dia 

merasa tidak suka. Maka dari itu turunlah ayat, “dan janganlah kamu panggil-

memanggil dengan gelar-gelar yang buruk..”. 92  Di dalam riwayat lain yang 

diriwayatkan oleh Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Jubairah bin Ad 

Dhahak Beliau mengatakan, firman Allah “dan janganlah kamu panggil-

memanggil dengan gelar-gelar yang buruk ” turun ketika Rasulullah saw. tiba 

di Madinah, kala itu setiap orang memiliki dua atau tiga nama. Bila ada yang 

memanggil, nama-nama itulah yang dipakai. Mereka berkata, “wahai 

Rasulullah, sesungguhnya dia akan marah dengan nama itu” kemudian 

turunlah ayat, “dan janganlah kamu panggilmemanggil dengan gelar-gelar 

yang buruk.” 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kekerasan simbolik adalah 

ancaman terhadap orang lain secara verbal atau fisik. Di bawah ini kami 

jelaskan ayat-ayat Al-Quran dan ucapan-ucapan yang memiliki kaitan dengan 

intimidasi baik secara lisan maupun fisik. Membully termasuk kekerasan 

secara verbal atau islah peure bourdeu jejerasan simbolik QS. al-Hujurat ayat 

11: 

اۤءٌ مَِّ  ا نِس 
 
ل نْهُمْ و  يْرًا مَِّ وْنُوْا خ 

ُ
نْ يَك

 
ى ا سَٰ وْمٍ ع  نْ ق  وْمٌ مَِّ

رْ ق  ا ي سْخ 
 
نُوْا ل م 

َٰ
ذِيْن  ا

َ
ا ال ي ه 

 
اءٍۤ  نْ يَٰا س  ِ

َّ
ن

فُ 
ْ
ابِ بِئْس  الِاسْمُ ال ق 

ْ
ل
 
ا
ْ
زُوْا بِال اب  ا ت ن 

 
ل مْ و 

ُ
ك نْفُس 

 
مِزُوْا ا

ْ
ل ا ت 

 
ل نْهُنَ و  يْرًا مَِّ نَ خ 

ُ
نْ يَك

 
ى ا سَٰ وْقُ سُ ع 

لِمُوْن   ٰۤىِٕك  هُمُ الظّٰ ول
ُ
ا تُبْ ف  مْ ي 

َ
نْ ل م  انِ و  اِيْم 

ْ
 93ب عْد  ال

 

Terjemahan: 

                                                 
92 Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, “Pengantar Ilmu Tafsir”. (Jakarta: Darussunnah 

Press, 2014), 210 

93 Kementerian Agama, al-Qur’an dan Tafsir 
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“Hai orang-orang beriman janganlah sekumpulan orang merendahkan 
kumpulan lainnya, bisa jadi yang ditertawai itu lebih baik dari mereka. Dan 
jangan pula sekumpumpulamn perempuan merendahkan kumpulan lainnya 
bpleh jaadi yang direndahkan itu lebihg baik. Dan jangan suka mencelah dirimu 
sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. 
Seburuk-buruknya panggilan adalah yang buruk sesudah iman, dan 
barangsiapa yang tidak bertobat merekalahg itulah orang-orang yang zalim.” 

Dalam tafsir Ibnu ‘Asyur dijelaskan hadis yang menjadi sebab ayat tersebut: 

اس كان »وروى الواحدي عن ابن عباس أن سبب نزولها :  أن ثابت بن قيس بن شم َّ

قْر وكان إذا أتى مجلس النبي صلى اللّ عليه وسلم يقول : أوسِعوا له ليجلس  في سمعه و 

 يتخطى رقاب الناس فقال رجل : قد أصبت  
ً
إلى جنبه فيسمع ما يقول فجاء يوما

 
ً
نْ هذا؟ فقال الرجل : أنا فلان . فقال ثابت : ابنُ فلانة  مجلسا فاجلِس . فقال ثابت : م 

ا له كان يُعيَّر بها في الجاهلية ، فاستحيا الرجل . فأنزل اللّ هذه الآية  94وذكر أمًَّ

Artinya: 

Al-wahid meriwayatkan dari ibnu Abbas bahwa ayat tersebut berkenaan 
dengan Tsabit bin Qais, seorang sahabat Nabi yang terganggu masalah 
pendengarannya. Dan karena itu beliau melangkahi dari banyaknya orang-
orang dalam majelis Nabi tersebut untuk bisa berdekatan dengan 
mendengarkan tausiayhnya Nabi. Kemudian Tsabit ditegur oleh seseorang, tapi 
malah Tsabit bertanya “Siapakah ini? Ketika orang itu menjawab, “saya fulan”, 
maka Tsabit berkata bahwa si fulan adalah anak dari fulana yang terkenal itu 
memiliki aib pada masa jahiliyahnya. Kemudian malulah orang tersebut dan 
turun ayat ini menegur Tsabit. 

Ayat di atas menggambarkan perilaku orang yang melakukan intimidasi 

secara lisan, yaitu dengan cara mengolok-olok orang lain. Ayat ini jelas 

mengutuk ancaman verbal terhadap orang lain, bahkan diri sendiri. Kemudian 

riwayat yang mengarah pada turunnya ayat ini menjelaskan bahwa 

mempertontonkan atau berbicara dan mempermalukan orang lain di muka 

umum juga termasuk dalam kategori perundungan secara verbal, bahkan 

                                                 

94 Ibn ‘Asyur, Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah, h. 120 
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Allah sendiri yang mengutuknya dengan firman-Nya. Ayat kedua kemudian 

menjelaskan bahwa salah satu perilaku orang munafik adalah menghina orang 

lain, QS. At-Taubah:79: 

هُمْ  ا جُهْد 
َ
دُوْن  اِل جِ

ا ي 
 
ذِيْن  ل

َ
ال تِ و  قَٰ مُؤْمِنِيْن  فِى الصَد 

ْ
عِيْن  مِن  ال ِ

مُطَوَّ
ْ
مِزُوْن  ال

ْ
ل ذِينْ  ي 

َ
ل
 
 ا

ُ مِنْهُمْۖ  و   خِر  اللّّٰ رُوْن  مِنْهُمْۗ س  سْخ  ي  لِيْمٌ ف 
 
ابٌ ا ذ  هُمْ ع 

 
95ل

 

Artinya: 

“yaitu (Orang-orang munafik itu) adalah orang-orang yang mencelah orang 
mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mereka (mencela) orang-
orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar 
kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan 
membalas penghinaan mereka itu, dan itu mereka azab yang pedih” 

Ayat di atas menjelaskan bahwa kemunafikan termasuk melecehkan 

orang lain secara verbal. Bahkan, Allah mengeluarkan ultimatum untuk 

membalas penghinaan tersebut dan mengancam hukuman atas tindakan 

tersebut. 

Jika dilihat orientasi dari perilaku kekersan simbolik yang mengarah 

pada suatu tindakan yang merendahkan orang lain, terdapat satu hadis yang 

secera spesifik menjelaskan tentang hal tersebut. Hadis tersebut terdapat 

dalam kitab Sunan Ibnu Mājah dengan redaksi sebagai berikut:  

نْ 
 
سْبُ امْرِئٍ مِن  الشَرَِّ أ  : " ح 

 
ال م  ق 

َ
ل س  يْهِ و 

 
ل ى اللُّ ع 

َ
ل  اللِّ ص 

 
سُول نَ ر 

 
ة  ، أ بِي هُر يْر 

 
نْ أ ع 

مُسْلِم  
ْ
اهُ ال خ 

 
قِر  أ حْ  ي 

Artinya:  

“Cukuplah seorang muslim itu dikatakan buruk jika ia menghina saudaranya 
sesama muslim” 

                                                 

95 Kementerian Agama, al-Qur’am dan Tafsir 
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Dalam kitab hadis Sunan karya Ibnu Majah ditemukan sebuah hadis 

yang menjelaskan tentang ihtiqār atau merendahkan orang lain. Hadis 

tersebut terekam dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 3203 

خُوْ 
 
مُسْلِمُ أ

ْ
: ال م 

َّ
ل س  يْهِ و 

 
ل ى اللّ ع 

َّ
ل  الِلّ ص 

 
سُوْل  ر 

 
ال : ق 

 
ال نْه ق  ضِى اللّ ع  ر  ر  نْ أبْنِ عُم  ع 

لا يُسْلِمُهُ  ضْلِمُهُ ولايخذله و  مُسْلِمِ لا ي 
ْ
 ال

Artinya:  

"Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, beliau berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu, jangan 
menzdalimi dan meremehkannya dan jangan pula menykitinya." 96 

Maka sebab turunnya surat al-Hujurat ayat 12, dari Ibnul Mundzir 

meriwayatkan dari Ibnu Jubaīr, beliau mengatakakan; orang-orang telah 

mengira bahwa ayat ini telah turun karena berkenaan dengan Salman Al-Farīsī 

yang makan kemudian menuturkan makan dan tidurnya Salman, maka 

turunlah ayat tersebut. al-Qurtḥūbi mengatakan; Pada ayat ini telah turun yang 

berkaitan dengan dua orang laki-laki sahabat Nabi yang menggunjing 

temannya. Disebutkan bahwasanya kedua orang itu menggunjing Salman Al-

Farisi kemudian Nabi melihat kedua orang ini lalu beliau berkata “Wahai 

pemuda kenapa aku melihat hijau-hijauan di mulut kalian berdua” laki-laki itu 

pun menjawab, “wahai Rasulullah, demi Allah kami belum makan di hari ini 

baik itu daging maupun yang lain.” Beliau lalu berkata, “akan tetapi kalian telah 

memakan dagingnya Salman”.97 

Substansi penjelasan itu tidak berbeda jauh dengan penjelasan dalam 

tafsir al-Azhar bahwa awal ayat 11 merupakan peringatan halus dan nasihat 

                                                 

96 HR. Ahmad, Bukhori dan Muslim. 

97 M. Ichsan Wiranata, “Nilai-Nilai Akhlak Yang Terkandung Dalam Al Qur’an Surat Al 
Hujurat Ayat 11 Dan 12 Tentang Pergaulan”, 2017, h.111. 
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sopan santun dalam pergaulan hidup, terutama bagi orang beriman. Karena 

hanya orang tidak beriman yang suka melihat kekurangan orang lain dan lupa 

akan kekurangan diri sendiri.98 Penjelasan itu sama-sama diperkuat oleh hadis 

tentang larangan bersikap sombong. Selanjutnya adalah perilaku mencela diri 

sendiri yang berarti larangan mencela orang lain karena hal itu sama dengan 

mencela diri sendiri.99 

Surat Al-Hujurat ayat 12 dalam tafsir Ibnu Katsir mengajarkan sikap 

menjauhi prasangka buruk. Hal itu diperkuat dengan beberapa hadis yang 

mengaitkannya dengan sikap iri dan benci yang dapat memutus tali 

silaturahim, sehingga merusak hubungan dan makna persaudaraan karena hal 

itu akan mendorong seseorang untuk membuka aib orang lain, membicarakan 

orang lain yang tidak mengandung maslahat, dan mencaricari kesalahan orang 

lain. Semua perbuatan itu dihukumi haram dan jalan untuk memperbaikinya 

hanyalah tobat. 100  Dalam Tafsir Al-Azhar, penekanan awal ayat 12 adalah 

larangan berprasangka buruk karena hal itu bisa menjadi dasar yang 

memutuskan silaturahmi dan mendorong seseorang untuk meneruskan 

prasangka buruk itu dengan mencari kesalahan dan menggunjing orang lain di 

belakangnya. 101  Ini merupakan bentuk makro dari hadis tersebut, bahwa 

adanya relevansi ayat tersebut dengan hadis yang di teliti bahwa tutrunnya 

ayat tersebut sebagai teguran bagi yang mengolok-olok/mengejek saudara 

                                                 

98 Abdul Malik Karim Amrullah, “Tafsir al-Azhar”, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 
h. 30 

99 Abdul Malik Karim Amrullah, “Tafsir al-Azhar”, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 

h.31 

100 Katsir and Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, 
“Tafsir Ibnu Katsir”, Jilid 7, 488–94 

101 Abdul Malik Karim Amrullah, “Tafsir al-Azhar”, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 
h.33 
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sesama muslim. Sedangkan bentuk mikronya dalah pemahaman dari hadis 

tersebut. 

Peneliti memahami bahwa perintahnya adalah persaudaraan telah 

lama diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad saw. pada zaman nabi 

Muhammad saw. mulai membangun komunitas Muslim di Madinah, maka 

ukhuwah menjadi salah satu dari empat prinsip: 1) membangun masjid, 2) 

menggalang persaudaraan Islam, 3) membuat piagam Madinah bersama-sama 

dengan kelompok Kristen Yahudi, 4) Membentuk Garda/pasukan Nasional 

keamanan. 102  Puncak hubungan sosial ini dapat digambarkan dalam 

masyarakat Islam pertama adalah persaudaraan Ansar dan Muhajirin yang 

terbentuk atas dasar cinta yang saling melindungi, menolong, tidak saling 

menzalimi dan juga saling menjaga aib satu sama lain. 

Persaudaraan antara kelompok Muhajirin dan Ansar tidak hanya itu 

saja hanya secara kolektif, tapi juga secara individu (seperti saudara angkat) 

sehingga di antara mereka mengira mereka dapat mewarisi satu sama lain. 

Selain di antara mereka terbentuklah solidaritas sosial yang belum pernah 

mereka rasakan sebelumnya. 103 Mereka telah menerapkan nilai-nilai luhur 

(ukhuwah) tersebut sehingga mereka bisa mencapai menara gading 

kemuliaan dan kesempurnaan. Masalah ini tak lain karena mereka selalu 

berpegang pada tali ilmu dari Allah mengikatnya ke hati mereka. Selain itu, 

mereka juga menentang mahasiswa yang tidak sejalan dengan nilai-nilai 

keimanan mereka. Namun apa yang terlihat di lintasan Sejarah umat Islam 

                                                 

102 Muhammad Tholchan Hasan, “Diskurus Islam dan Pendidikan”, (Sebuah Wacana 
Kritis), (Jakrta: Bina Wiraswasta Insan Indonesia, 2002), h. 98. 

103 Musthafa al-Qudrat, “Prinsip-Prinsip Ukhuwah Dalam Islam”, Solo: Hasanah Ilmu, 
1994, h.24 
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pasca wafatnya Nabi merupakan sebuah fenomena yang menggambarkan 

wajah umat Islam yang terpecah belah dan saling bermusuhan satu sama lain. 

Nabi wafat hanya menyisakan petunjuk bagaimana seharusnya umat 

Islam hidup bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Tidak terdapat 

penjelasan rinci dalam bentuk surat wasiat kepada masyarakat dan negara 

dikelola setelah dia meninggal, ini adalah masalah besar bagi umat Islam. 

Karena belum ada petunjuk detailnya, sehingga kapan Nabi wafat belum 

jenazahnya dikuburkan di dalam bumi, umat Islam terpecah menjadi dua 

pendapat politik: demokrasi dan keturunan.104 

Pada paruh kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan yang berusia 

dua belas tahun, gejala perpecahan mulai terlihat, bermunculan kelompok 

oposisi yang menentang kebijakan yang diambilnya. Tanpa memperhatikan 

maksud dan tujuan kebijakan khalifah, mereka menolak pengangkatan pejabat 

negara yang berasal dari marga dan khalifah yang sama. Mereka menuduh 

Utsman melakukan nepotisme dan menggunakan uang negara untuk 

mendapatkan dukungan politik. Utsman tewas di tebas pedang kelompok 

lawan. 

Kematian Utsman melahirkan tiga kelompok umat Islam berdiri saling 

berhadapan. Pertama, pendukung Ali bin Abi Thalib, kedua, mendukung 

Muawiyah Ibnu Abu Sufyan, ketiga, sebutkan kelompok Jamal terdiri dari 

penduduk Madinah di bawah pimpinan Aisyah, Talha dan AzZubair. Konflik 

antara Ali dan Mu'awiyah mengulangi sejarah lama yaitu perang antara 

Byzantium dan Persia pada masa pra-Islam. 

                                                 

104  Nouruzzaman Ash-Shidqi, ”Jeram-jeram Peradaban Muslim”, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1996), h. 166. 
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Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus hanya bertahan satu abad. 

Ia digantikan oleh dinasti Abbasiyah yang berpusat di Bagdad. Dinasti 

Abasiyah meskipun dari segi perkembangan kebudayaannya menunjukkan 

prestasi gemilang hingga mampu memposisikan dirinya sebagai pemegang 

obor terang dunia, namun mereka masih belum mampu melahirkan 

ukhuwah.105 

Demikian jika dikontekstualisasikan dengan realitas umat Islam Saat ini 

hadis tersebut masih sangat relevan. Mengingat saat ini umat Islam sedang 

terpecah belah terbagi menjadi mazhab dan pandangan agama yang sangat 

beragam, melihat sekarang dalam kekerang simbolik baik secara agama 

maupun konteks sosial saling serang menyerang. Hal itu dianggap biasa dalam 

pandangan khalayak ramai. Sebab kekuaran pahamannya mereka tentang 

sebuah kekerasan terhadap sesama agama maupun sesama manusia. Jadi 

hadits ini dapat dikatakan universal artinya tidak berlaku terikat oleh waktu 

dan tempat. Dari asbabul wurud ayat tersebut, secara makro sangat relevan 

dengan hadis yang diteliti, yakni teguran kepada orang Arab yang suka 

memanggil dengan nama ejekan atau mengolok-olok, dengan merendahkan 

sesamanya muslim. Maka hadis yang diteliti adalah bentuk mikro dari syarah 

hadis tersebut. 

D. Hadis-hadis pendukung penelitian 

 Berdasarkan hadis tersebut di atas terkait dengan kekerasan simbolik 

perspektif hadis nabi saw., terdapat juga hadis lain yang menunjukkan kan: 

 

                                                 

105 Nouruzzaman Ash-Shidqi, “Jeram-jeram Peradaban Muslim”, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1996), h. 231 
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ا  د  ت 
 
لا عُوا و  ا ط  ق  ت 

 
ى الُلّ عليهِ وسلم : لا

َ
ل  الِلّ ص 

ُ
سُول  ر 

 
ال  : ق 

 
ال نْهُ ق  ضِى  الُلّ ع  سٍ ر 

 
نْ أن ع  و 

هْجُر    لِمُسْلِمٍ أنْ ي 
 
ل حِ

ي 
 
لا انًا ، و  اد  الِلّ إخْو  ونُواعِب 

ُ
دُوا ، و ك ا س  ح 

 
ت
 
لا ضُوا و  ا غ  ات ب 

 
ل ب رُوا و 

يْهِ 
 
ل قٌ ع  ثٍ . مُتَف 

 
لا وْق  ث  اهُ ف   . أخ 

Artinya : 

Anas r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: jangan putus-memutus hubungan 
dan jangan belakang-membelakangi dan jangan benci-membenci, dan jangan 
hasud-menghasud dan jadilah kamu hamba Allah sebagai saudara, dan tidak 
dihalalkan bagi seorang muslim memboikot saudaranya sesama muslim lebih 
dari tiga hari. (Muttafaq Alaih) (Buchary, Muslim) 

Hadis ini dapat dipahami bahwa Nabi melarang saling membenci 

terlebih memutuskan hubungan, karena pada dasar sesama muslim adalah 

bersaudara di hadapan Allah. 

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى وحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد 

بن عبد الرحمن الرواسي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول 

عن ابي هريرة  الباباللّ صلى اللّ عليه و سلم من لم يشكر الناس لم يشكر اللّ. وفي 

 لترمذيا -بن قيس و النعمان بن بشير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 
Abu Mu'awiyah dari Ibnu Abu Laila (dalam riwayat lain). Dan telah 
menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki', telah menceritakan kepada kami 
Humaid bin Abdurrahman Ar Ruwasi dari Ibnu Abu Laila dari 'Athiyyah dari 
Abu Sa'id ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa 
yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti ia belum bersyukur kepada 
Allah." Hadits semakna juga diriwyakan dari Abu Hurairah, Al Asy'ats bin Qais 
dan An Nu'man bin Basyir. Abu Isa berkata; Ini adalah hadits hasan shahih”. 
(Turmudzi) 

Dapat dipahami dari hadis ini bahwa bentu kesyukuran kepada Allah 

swt adalah dengan berbuat baik terhadapat sesama manusia, itu merupakan 

bentuk kesyukuran terhadap sesama manusia. 
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سْعُودٍ  نِ ابْنِ م  قِيقٍ ع  نْ ش  شُ ع  عْم 
 
أ
ْ
ا ال س  ث ن 

ُ
ى بْنُ يُون ا عِيس  ارٍ ث ن  م َّ امُ بْنُ ع  ا هِش  ث ن  د َّ ح 

 الِلّ صلى اللّ علي
ُ
سُول  ر 

 
ال : ق 

 
ال فْرٌ ق 

ُ
هُ ك

ُ
ال قِت  مُسْلِمِ فُسُوقٌ و 

ْ
ابُ ال ابن  (ه وسلم سِب 

 )ماجه
Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar, telah menceritakan 
kepada kami  Isa bin Yunus, Telah menceritakan kepada kami A’masy, dari 
Syaqiq, dari Ibni Mas’ud berkata, Rasulullah saw bersabda: Mencela orang 
muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran.” (Ibnu Majah) 

 Hadis ini bermaksud menegur kaum muslim yang sering mencela 

sesamanya muslim, bahwa kefasikan adalah hukuman dari Allah untuk orang 

tersebut. 

نْ  مُسْلِمُ ع 
ْ
 ال

 
م  قال

َّ
ل س  يْهِ و 

 
ل ى اللّ ع 

َّ
ل  الِلّ ص 

 
سُوْل نٌَّ ر 

 
ا ا نْهُم  ضِى اللّ ع  ر  ر  بْدِ ا لِلّ بْنِ عُم  ع 

تِهِ ) أخرجه  اج  ان  الُلّ فِي ح 
 
ةِ أخِيْهِ ك اج  ن  فِي ح 

 
نْ كا م  لا يُسْلِمُهُ و  ضْلِمُهُ و  مُسْلِمِ لا ي 

ْ
خُوْ ال

 
أ

 )البخاري
Artinya: 

Dari Abdullah ibn Umar r.a. (dia meriwayatkan), bahwa Rasul saw bersabda: 
“seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim yang lain, yang tidak 
boleh mengania saudara muslimnya dan juga tidak boleh menyerahkan saudara 
muslim itu kepada musuh. Dan sesiapa meringankan seorang muslim dari 
kesulitan maka Allah akan memenuhi kebutuhanya. (H.R al-Bukhari). 

Hadis ini dapat dipahami bahwa didalam Islam sesama manusia 

beragama tidak ada yang lebih tinggi dan rendah, di hadapan Allah sama yakni 

bersaudara. Maka seorang yang bersaudara tentunya tidak akan memberikan 

saudaranya kepada lawannya, tentunya akan selalu menolong saudaranya 

baik berupa tenaga, waktu, dll. 

نْ 
 
بَ أ ح 

 
نْ أ للِّ صلى اللّ عليه وسلم : م 

 
 ا
ُ
سُول  ر 

 
ال : ق 

 
ال ة  رضي اللّ عنه ق  بِي هُر يْر 

 
نْ أ ع 

ارِي  يُبْس   بُخ 
ْ
ل
 
هُ ا ج  خْر 

 
هُ )أ حِم   ر 

ْ
صِل ي 

ْ
ل رِهِ ف  ث 

 
هُ فِي أ

 
 ل
 
أ نْ يُنْس 

 
أ هُ فِي رِزْقِهِ، و 

 
 )ط ل
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Artinya: 

"Abu Hurairah RA menceritakan, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang 
ingin agar rizkinya dibanyakkan dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah 
ia berhubungan baik dengan yang ada hubungan rahim dengannya." (HR. 
Bukhari) 

Hadis ini bermaksud menegaskan kepada manusia, jika menginginkan 

umur yang panjang, rezkinya yang banyak. Maka dianjurkan untuk menjaga 

hubungan baik atau menjaga silahturahmi. 

اسِ  مْطُ الن َّ غ  قَِّ و  ح 
ْ
رُ ال كِبْرُ ب ط 

ْ
 ال

Artinya: 
“Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia.” (HR. 
Muslim). 

Hadis ini bermaksud menegaskankan kepada manusia, bahwa sikap 

manusia yang selalu meremehkan sesamanya manusia adalah bukti bahwa 

mereka menolak kebenaran, sebab kebenaran dari Allah melarang untuk 

merendahkan terlebih meremehkan. 

نِ   م 
 
ال ق  ة  ف 

َّ 
ك ى م 

 
ل هُ ع 

ُ
عْمِل رُ ي سْت  ان  عُم 

 
ك ان  و  ر  بِعُسْف  قِى  عُم 

 
ح ارِثِ ل

ْ
بْدِ ال ن َّ ن افِع  بْن  ع 

 
أ

ت  ع  
ْ
ل عْم  ا. اسْت  الِين  و  ى مِنْ م 

ً
وْل  م 

 
ال ى ق  بْز 

 
نِ ابْنُ أ م   و 

 
ال ى. ق  بْز 

 
 ابْن  أ

 
ال ق  ادِى ف  و 

ْ
هْلِ ال

 
ى أ

 
ل

ائِ  ر  ف 
ْ
الِمٌ بِال إِن َّهُ ع   و 

َّ 
ل ج  ز َّ و  ِ ع  ابِ اللّ َّ ارِئٌ لِكِت   إِن َّهُ ق 

 
ال ى ق 

ً
وْل يْهِمْ م 

 
ل فْت  ع 

 
خْل اسْت   ف 

 
ال . ضِ ق 

ا إِن َّ  م 
 
رُ أ  عُم 

 
ال مْ  ق 

ُ
ك بِي َّ   -صلى اللّ عليه وسلم ن 

 
ال دْ ق  ابِ » ق  كِت 

ْ
ا ال ذ  عُ بِه  إِن َّ اللّ َ ي رْف 

رِين   عُ بِهِ آخ  ض  ي  امًا و  قْو 
 
  أ

Artinya: 

Dari Nafi’ bin ‘Abdil Harits, ia pernah bertemu dengan ‘Umar di ‘Usfaan. ‘Umar 
memerintahkan Nafi’ untuk mengurus Makkah. Umar pun bertanya, 
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“Siapakah yang mengurus penduduk Al Wadi?” “Ibnu Abza”, jawab Nafi’. Umar 
balik bertanya, “Siapakah Ibnu Abza?” “Ia adalah salah seorang bekas budak 
dari budak-budak kami”, jawab Nafi’. Umar pun berkata, “Kenapa bisa kalian 
menyuruh bekas budak untuk mengurus seperti itu?” Nafi’ menjawab, “Ia 
adalah seorang yang paham Kitabullah. Ia pun paham ilmu faroidh (hukum 
waris).” ‘Umar pun berkata bahwa sesungguhnya Nabi kalian -shallallahu 
‘alaihi wa sallam- telah bersabda, “Sesungguhnya suatu kaum bisa dimuliakan 
oleh Allah lantaran kitab ini, sebaliknya bisa dihinakan pula karenanya.” (HR. 
Muslim no. 817). 

Hadis ini dapat dipahami bahwa untuk mengurus sesuatu hal, 

janganlah menilai sekilas seseorang yang akan diamanahi tersebut. Sebab 

belum melihat kapasitas orang tersebut, tetapi yang meilihnya tentunya 

mengetahui hal itu. Hadis ini juga menegaskan kepada manusia untuk jangan 

menilai buruk atau rendah seseorang, sebab bisa jadi yang dihina adalah yang 

paling mulia di hadapan Allah. Dari beberapa hadis tambahan atau pendukung 

tersebut sangat relevan dan semakna dengan hadis dalam penelitian 

kekerasan simbolik. 

E. Implimentasi hadis tentang kekerasan simbolik 

Pada bagian ini, peneliti menggunakan beberapa ibrah/pelajaran terkait 

hadis tentang kekerasan simbolik yang kemudian peneliti harap dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun pada masyarakat 

yang masih awam tentunya akan anjuran tersebut. Mungkin sebagian dari 

mereka yang sudah mengetahui hukumnya masih ada yang kurang tahu akan 

perihal tersebut apabila tidak disertai dengan dalil-dalil yang kuat. 

Adapun poin penting yang dapat dipetik dari hadis tentang kekerasan 

simbolik adalah sebagai berikut: 

I. Persaudaran    ُخ
 
خُو bentuk lafadz aslinya adalah ,أ

 
 yaitu orang-orang أ

yang memiliki kelahiran sama dengan orang lain baik dari dua sisi (ayah 

dann ibu) atau dari salah satunya, ataupun dari persusuan . lafadz ini juga 
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terkadang digunakan  yang memiliki kesamaan dalam satu suku, agama, 

pekerjaan, pergaulan,  persahabatan dan juga hubungan lainnya . maka 

tak seharus dalam persasudaraan saling menyakiti. 

II. Bentuk atau langkah kongkret dalam sebuah implementasi dari 

seorang muslim dengan muslim lainnya adalah dengan menjaga 

persaudaraan yang diikat oleh tali agama dan tali kemanusiaan, maka 

sangat tidak pantas seseorang dikatakan muslim bila menyakiti sesema 

muslim, terlebih membiarkannya terskiti. Maka yang harus dilakukan 

adalah menjaga persaudaraan dengan tidak meyakiti khususnya 

dengan berkata yang bersifat merendahkan. 

III. Kata zalim dalam hadis tersebut menunjukkan informasi tentang 

larangan yang sangat tegas, maka tidak dibolehkan dalam agama dan 

kemanusiaan menyakiti dan membiarkan orang lain tersakiti. Dengan 

menjaga lisan atau bicara kepada orang lain. 

IV. Manusia  hidup  dunia tentunya tak lepas dari bantuan orang lain, atau 

dalam islmu sosial sering dikatakan saling membutuhkan, maka dalam 

hadis tersebut menyatakan saat membantu/menolong, baiak secara 

finansial atau pun moral, maka Allah yang akan menolong bagi yang 

membantu. 

V. Dengan menjaga lisan, adalah suatu bentuk menhindari kekerasan 

simbolik. Utamnya membicarakan aib orang lain, atau membuka aib 

orang. Dalam islam mengumpat aib orang lain adalah suatu perbuatan 

tercelah yang di benci Nabi, Baik dalam bentuk lisan maupun tangan. 

Terlebih lagi bila menggunjing orang lain, maka itu termasuk dosa 

besar dalam agama Islam. Seharusnya seorang muslim dengan muslim 

lain, salimg menjaga kekurangan dengan menutup rapat setiap aib yang 
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diketahui, maka Allah yang akan menutup aib pada hari kiamat yang 

mana saat itu tak ada manusia yang tidak diperlihatkan aibnya. 

VI. Dalam kekerasan simbolik tentunya dari yang didapatkan peneliti, 

bahkwa bukan hanya dari hadis semata, namun juga terdapat dalam al-

Qur’an sebagai landasan utama agama. Maka hal demikian 

menunjukkan bahwa kekerasan simbolik bukan hanya sebuah berita, 

atau teori tapi larangan dari Allah swt yang harus di jauhi dengan saling 

menjaga persaudaraan, baik lewat tutur kata, maupun perbuatan. 

VII. Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa bukti seorang muslim 

adalah dengan tidak menyakiti terlebih membiarkannya tersakiti, 

merasakan kesakitan sesama agamanya, tidak menjelek-jelekkan 

sesama agama terlebih sesama manusia, menutup aib saudaranya 

ssesamanya menjadi suatu bentuk persaudaraan dalam Islam. 

VIII. Menjaga cara bicara dengan orang lain, dengan melhat lawan 

bicaranya, menyesuaikan dengan lawan bicara.  

IX. Memperhatikan gaya bicara kepada seseorang, karena terkadang lewat 

gaya bicara seakan menindas lawan bicara. 

X. Berbicara yang sopan adalah dengan menggunakan kata yang sesuai 

dengan kapasitas lawan bicara. 

XI. Tidak membicarakan aib orang lain. 

XII. Tidak menegur orang lain ditempat umum. 

XIII. Melihat kondisi sosial, budaya, ekonomi seseorang sebelum berbicara. 

XIV. Jika mengharuskan menegur seseorang ditempat umum, maka 

gunkanlah bahasa yang sekiranya tidak menyinggung atau terkesan 

merendahkan. 
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XV. Berdiskusi dengan mereka yang diketahui memiliki problem hidup, 

dengan lebih banyak mendengarkan agar supaya mereka merasa 

diperhatikan. 

XVI. Menyesuaikan gaya dan cara bicara dimanapun berada. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian pembahasan sebebelumnya, dapat 

disimpulkan menjadi beberapa point, yakni sebagai berikut; 

1) Kekerasan simbolik adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan 

oleh seseorang yang tanpa disadari baik pelaku maupun korban, dan 

bersifat laten. Sedangkan dalam hadis yang diteliti tentang larangan 

zalim adalah suatu akhlak atau perbuatan yang dilarang baik dari sisi al-

Qur’an maupun Hadis Nabi saw. 

2) Berdasarkan hasil takhrij al-hadits, hadis tentang kekerasan simbolik 

sebagaimana pada objek penelitian ini di temukan sebanyak 5 jalur 

dengan 5 jumlah mukharrij yakni Ahmad bin Hanbāl, Bukhāri, Muslīm, 

Abu Dāwūd, dan Sunan Tirmīdzi. Jumlah rawi a’la derngan jalur 

periwayatan hadis ini berjumlah 1 orang sahabat yaitu Ibnu Umar ra. 

Adapun sanad hadis yang menjadi objek penelitian ini berkualitas shohih, 

demikian pula dengan matannya. Karena tidak ditemukan kecacatan 

matan dan sanad. Oleh karena itu, secara keseluruhan hadis tentang 

larangan berbuat dzholim berkualitas Ṡāḥi lizātḥi. 

3) Penyebab dari kekerasan simbolik disebabkan oleh lingkungan keluarga, 

pertemanan, tempat kerja, bahkan dimana saja. Maka yang perlu 

diketahui agar tidak terkena kekerasan simbolik adalah dengan 

memperlakukan semua orang dengan tanpa membedakan ras, suku, 

agama, sosial, ekonomi. Menggunakan bahasa atau kata-kata yang pada 

umumnya dipakai di lingkungan tersebut, agar tidak terjadi 

diskriminatif. 



 

 

 

4) Terkait kandungan hadis, peneliti berkesimpulan bahwa hadis tentang 

kekerasan simbolik adalah dengan tidak meyakiti orang lewat kata-kata 

merupakan bentuk menghindari larangan untuk mendzholimi sesama 

muslim ataupun orang lain, atau dengan kata lain merendahkan orang 

adalah larangan yang merupakan perbuatan tercela. Pada riwayat yang 

mengatakan bahwa menjaga lisan dengan tidak menyaki hati orang lain, 

yang tentunya bukan hanya sesama ummat muslim, melainkan juga di 

luar islam. 

5) Berdasarkan hadis tentang kekerasan simbolik, secara subtansi dapat di 

implementasikan melalui tiga hal: pertama, dengan tidak berbicara yang 

tidak pantas kepada sesama muslim merupakan bentuk menghindari 

perbuatan zalim. kedua, menolong orang lain atau membantu orang lain 

juga salah satu cara menghindari perbuatan dzholim. Ketiga, dengan 

menjaga hubungan antar sesama manusia dengan cara tidak membuka 

aib orang. 

6) Kata zhalama dalam kata pada teks tersebut menunjukkan sebuah 

perintah kepada larangan. Maka dalam hadis tersebut adalah sebuah 

bentuk larangan untuk menyakiti seagama mau pun sesama manusia. 

7) Hadis tersebut memiliki makna simbolik bahwa cerminan sebuah 

muslim adalah tidak menyakiti, membiarkan sesama disakti, membantu 

dalam kesusahan, tidak membicarakan keburukan sesamanya, tidak 

menjelek-jelekkan sesamanya. Itulah makana dari hadis yang dipahami. 

8) kekerasan simbolik memiliki relevansi terhadap hadis larangan berbuat 

zalim, sebab dalam teori kekerasan simbolik adanya tindakan 

penindasan yang tanpa disadari baik pelaku maupun korban. Hal 

demikian dipengaruhi oleh beberpa faktor seperti modal sosial, 



 

 

 

ekonomi. Hal demikian juga terjadi dalam pandangan hadis bahwa 

kezaliman terjadi akibat memandang rendah sesorang, baik dari sisi 

status sosial, maupun status ekonomi. 

9) Kata zalim dalam hadis tersebut relevan dengan teori kekerasan 

simbolik, yakni fokus pada zalim terhadap lisan. Kekerasan simbolik 

merupakan kekerasan yang tidak disadari baik pelaku maupun korban, 

dan bersifat laten. Demikian pula dalam hadis tersebut bahwa zalim 

yakni beribicara kepada orang orang lain dengan merendahkan adalah 

perbuatan keji yang sangat dilarang karena bail dari sisi pelaku maupun 

korbannya akan rugi dalam pandangan sosial maupun agama. 

10) Kekerasan simbolik merupakan teori sosiologi yang di cetuskan oleh 

pierre Bourdieu agar tidak ada kesenjangan sosial, budaya, politik, 

ekonomi di masyarakat. Sedangkan adanya larangan menzalimi dalam 

agama khususnya dalam hadis tersebut bahwa agar supaya antar sesama 

agama dan sesama manusia tidak merendahkan, tidak memandang 

sesorang hanya dari sisi kondisi ekonomi dan kondisi sosialnya. 

11) Kekerasan simbolik atau kezaliman lewat lisan adalah suatu perbuatan 

yang dilarang oleh Nabi saw dan Allah swt, maka sesuatu yang dilarang 

terlebih diulang berkali-kali dalam ayat al-Qur’an maupun hadis Nabi 

saw adalah sesuatu yang di benci Allah dan Nabi-Nya. Yang jika 

dilakukan selain termasuk dalam perbuatan tercela juga melakukannya 

merupakan bentuk kekufuran terhadapa Allah, dan termasuk kepada 

mendustakan apa yang dikatakan Nabi dalam hadisnya, yakni fāsiq. 

sebab mengetahui sesuatu dalam bentuk larangan, namun tetap 

dilakukan. 



 

 

 

12) Bahkan bentuk ketakwaan kepada Allah juga termasuk dalam bentuk 

takut berbuat zalim terhadap orang lain, khususnya sesama muslim. 

13) Ancaman Allah swt dalam hadis maupun al-Qur’an yakni orang-orang 

yang zalim maka tempatnyalah di neraka. 

B. Implikasi 

Setelah meneliti hadis tentang kekerasan simbolik, peneliti meyadari 

bahwa hadis tersebut penting untuk dipahami, dihayati dan 

diimplementasikan dalam kehidupan. Mengingat begitu banyak manfaat yang 

dirasakan dari menjaga hubungan persaudaraan baik secara seagama maupun 

sesama manusia dan menjadi peran yang sangat penting untuk terwujudnya 

umat Islam yang utuh dan bersatu padu dalam kekompakan serta 

kebersamaan. 

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi 

tambahan pada lingkungan akademik ketika mengkaji tentang kekerasan 

simbolik perspektif hadis nabi saw. Kemudian penelitian ini di harapkan dapat 

menjadi edukasi tambahan kepada khalayak umum yang masih awam tentang 

kekerasan simbolik perspektif hadis nabi saw. Sebagai bentuk kekerasan yang 

di larang dalam agama islam namun tidak disadari bahwa adalah perbuatan 

yang dilarang dalam agama yang termasuk pada akhlak yang tercela. 

Melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah 

Khazana keilmuan tentang kekerasan simbolik. Sehingga menarik dikaji dan 

disebarkan ke masyarakat luas, sebab akan menjadikan kehidupan 

bermasyarakat lebih nyaman dan harmonis. Akhirnya, kesempurnaan 

hanyalah milik Allah swt. semata dan kekurangan berasal dari manusia. 

Dengan demikian peneliti menyadari berbagai kekurangan keterbatasan, 



 

 

 

hingga kesalahan yang membutuhkan koreksi, teguran dan kritikan demi 

kesempurnaan penelitian dan hasil yang lebih baik lagi.  
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