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PENGANTAR PENULIS 

  
 

Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan dan serba cepat, 
banyak individu mulai merasakan kebutuhan akan bimbingan dan 
konseling. Berbagai persoalan seperti stres, kecemasan, konflik dalam 
hubungan, serta kebingungan dalam menentukan keputusan kerap 
membuat seseorang terjebak dalam pusaran yang sulit untuk keluar 
dari situasi tersebut. Dalam kondisi semacam ini, mencari panduan 
yang tidak hanya ilmiah tetapi juga bersumber dari nilai-nilai spiritual 
menjadi sangat penting. 

Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang perlu 
dipahami dan dilaksanakan adalah bimbingan dan konseling. 
Bimbingan dan konseling berbasis Islam, yang bersumber dari al-
Qur'an dan Hadis, menawarkan panduan praktis untuk membantu 
individu dan kelompok dalam menghadapi berbagai persoalan 
kehidupan. Buku ini hadir sebagai oase bagi para pencari solusi dan 
kebahagiaan sejati. Di dalamnya, terkandung sembilan belas hadis 
terpilih yang secara khusus membahas tentang bimbingan dan 
konseling Islam. Angka sembilan belas dipilih karena mengacu pada 
jumlah huruf hijaiyyah pada ayat pertama surah al-Fatihah yang 
mengandung makna kasih sayang.  Setiap hadis dilengkapi pokok-
pokok kandungan beserta penjelasan makna, sehingga mudah 
dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian 
akhir dari buku ini dicantumkan ayat 286 dari Surah al-Baqarah yang 
mengandung sugesti bahwa Allah swt tidak pernah membebani 
sesuatu melebihi kesanggupan hambaNya.  

Buku ini menawarkan beberapa keunggulan yang 
menjadikannya pilihan tepat bagi siapa saja yang ingin mempelajari 
bimbingan dan konseling Islam. Pertama, Sembilan belas hadis yang 
disajikan dalam buku ini merupakan pilihan terbaik dari berbagai 
hadis mengenai bimbingan dan konseling. Setiap hadis memiliki nilai 
dan relevansinya masing-masing dalam membantu menyelesaikan 
bermacam persoalan hidup. Kedua, Setiap hadis dilengkapi penjelasan 
makna dan inti pesannya yang ditulis dengan bahasa yang mudah 
dipahami. Ini memudahkan pembaca dalam memahami inti pesan dan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, buku ini ditulis 
dengan gaya bahasa yang menarik dan lugas, sehingga tidak terasa 
membosankan saat dibaca. Ini menjadikan proses belajar bimbingan 
dan konseling Islam menjadi lebih menyenangkan dan efektif. 
Keempat, memahami dan menerapkan hadis-hadis mengenai 
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bimbingan dan konseling Islam akan membawa banyak manfaat bagi 
kehidupan, antara lain untuk meningkatkan iman dan takwa kepada 
Allah SWT; memperkuat jiwa dan spiritualitas dalam menghadapi 
berbagai persoalan hidup; meningkatkan kualitas hubungan dengan 
sesama manusia; serta untuk meraih kebahagiaan di dunia dan 
akhirat. 

Buku ini ditujukan kepada siapa saja yang ingin memperdalam 
pemahaman tentang bimbingan dan konseling berbasis agama. 
Mendalami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai bimbingan 
dan berbagi saran. Mendapatkan solusi berdasarkan ajaran agama 
untuk berbagai masalah kehidupan. Meraih kebahagiaan di dunia dan 
akhirat. Pada setiap bab, pembaca akan diminta untuk memahami 
pokok-pokok kandungan tertentu yang berkaitan dengan aspek-aspek 
penting dalam bimbingan dan Konseling Islam. Penulis berusaha 
menjelaskan setiap pokok kandungan dengan jelas, memberikan 
konteks sejarah dan maknanya, serta mengkaitkannya dengan teori-
teori dan praktik di bidang bimbingan dan konseling Islam. Melalui 
pendekatan ini, diharapkan pembaca tidak hanya memperoleh 
pemahaman intelektual, tetapi juga merasakan hikmah spiritual yang 
terkandung dalam setiap sesi. Dengan demikian, buku ini tidak hanya 
berguna bagi para ahli di bidang bimbingan dan konseling, tetapi juga 
bagi siapa saja yang mencari panduan untuk meraih kebahagiaan dan 
kesejahteraan sepanjang hidup. 

Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan 
yang bermanfaat, membantu setiap individu untuk menemukan jalan 
menuju kebahagiaan sejati melalui pemahaman dan penerapan 
ajaran-ajaran agama yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad 
SAW. 
 
         
      Makassar, Juli 2024 
 
 
      Dr. Tasbih, M.Ag. 
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BAB I. MELURUSKAN NIAT 
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi Abdullah bin al-
Zubair dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata, 
bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id al-Anshari ia 
berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At 
Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash al-Laitsi 
berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab di atas 
mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam bersabda: “Semua perbuatan tergantung pada niatnya, dan 
bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan; Barangsiapa niat 
hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang 
perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa 
yang dia niatkan” (HR. Bukhari No. 1). 
 
Pokok-pokok Kandungan Hadis: 
 

A. Pentingnya Niat 

Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar bin Khattab dan 
terdapat dalam Shahih Bukhari1 dan Muslim,2 menggambarkan betapa 
fundamentalnya niat dalam Islam. Ini merupakan salah satu hadis 
yang paling sering diceritakan dan menjadi dasar dalam berbagai 
aspek keagamaan. Hadis ini mengajarkan bahwa perbuatan seseorang 
dinilai berdasarkan maksud di balik tindakan tersebut. Jika niatnya 
mulia, maka perbuatannya akan diterima dan dianggap sebagai 
ibadah, meskipun hasil dari tindakan tersebut mungkin tidak sesuai 
harapan.3 Dalam Islam, niat adalah dasar utama yang menentukan 

 
1 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari (Istanbul: al-Maktabah 

al-Islamiyah, 1977). 
2 Imam Muslim, Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar Min Al-Sunani Naql Al-‘Adl 

‘an Al-‘Adli ‘an Rasulillah (Bairut: Da’r Ihya’I al-Turasi al-’Arabi, 1982). 
3 Mohd Syahmir Alias et al., “Signifikan Niat Dalam Melaksanakan Penyelidikan 

Islam,” Jurnal Maw‟izah (2019): 1–13. 
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apakah suatu tindakan akan diterima sebagai ibadah oleh Allah SWT 
atau tidak. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan maksud yang 
tulus dan ikhlas karena Allah, maka tindakan tersebut akan dihitung 
sebagai amal saleh meskipun hasil akhirnya tidak seperti yang 
diharapkan.4 Misalnya, seseorang yang berniat untuk menolong orang 
lain dengan sepenuh hati, tetapi ternyata bantuan tersebut tidak 
memberikan hasil yang optimal, niat baik orang tersebut tetap akan 
mendapatkan pahala dari Allah. 

Konsep di atas mengajarkan bahwa dalam menjalani kehidupan, 
yang paling penting adalah maksud yang mendasari setiap tindakan.5 
Dalam berbagai situasi, hasil dari suatu tindakan bisa saja berbeda 
dari yang diinginkan atau direncanakan. Namun, Allah SWT menilai 
dan memberikan pahala berdasarkan maksud yang ada dalam hati 
hamba-Nya. Ini memberikan semangat kepada setiap Muslim untuk 
selalu menjaga maksud yang baik dalam setiap tindakan, dan tidak 
merasa kecewa atau putus asa ketika hasil yang didapat tidak sesuai 
harapan.6 Dengan demikian, seseorang akan terus termotivasi untuk 
melakukan kebaikan dan beribadah dengan maksud yang ikhlas, 
karena pahala dan ridha Allah tidak tergantung pada hasil akhir, tetapi 
pada maksud yang tulus di awal tindakan tersebut. 
 

B. Motivasi yang Mendasari Perbuatan 

 
Hadis "Sesungguhnya amal tergantung niat" menekankan 

bahwa motivasi atau tujuan di balik setiap tindakan adalah yang 
paling penting dalam penilaian perbuatan seseorang.7 Dalam agama 
Islam, niat atau alasan yang mendasari setiap tindakan menentukan 
apakah perbuatan itu diterima sebagai ibadah atau tidak. Niat tulus 
dan ikhlas untuk mendapat ridha Allah adalah kunci utama untuk 
memperoleh pahala dan berkah darinya. Tanpa niat yang benar, 
perbuatan yang tampak baik tidak akan memiliki arti di hadapan 

 
4 Maulida A et al., “Konsep Investasi Dunia Dan Akhirat Dalam Perspektif 

Agama Islam,” Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya 1 (2023): 1–15, 
https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index. 

5 Khainur Arrasyid et al., “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Hak Dan Kewajiban 
Majikan Dan Buruh Dalam Perspektif Hadis” 2 (2024): 87–91. 

6 Santia Santia, Tarisih Naat, and Lionarto Erson Jayadi, “Meningkatkan 
Karakter Menghormati Orang Tua Lewat Pendidikan Agama Kristen Untuk Anak Usia 
Sekolah Dasar,” Didache: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 2, no. 2 (2021): 123–
132. 

7 Sitti Satriani Is, “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membiasakan 
Siswa Shalat Berjama’Ah,” TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam 2, no. 01 (2017): 
33–42. 
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Allah.8 Oleh karena itu, setiap Muslim diajarkan untuk selalu 
memperbaiki niat sebelum melakukan apa pun. 

Penekanan pada niat ini juga mengajarkan bahwa setiap 
tindakan harus dimulai dengan introspeksi diri tentang alasan di balik 
perbuatan itu.9 Apakah seseorang melakukan suatu tindakan karena 
ingin mendapat pujian dari orang lain, ataukah semata-mata karena 
ingin mengabdi kepada Allah? Misalnya, dalam hal derma, jika 
seseorang memberikan derma dengan tujuan untuk dipuji sebagai 
orang dermawan oleh masyarakat, maka niat itu tidak tulus dan 
perbuatan itu tidak akan diterima sebagai ibadah. Sebaliknya, jika 
derma diberikan dengan niat murni untuk membantu sesama dan 
mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan memperoleh pahala 
yang besar, meski orang lain mungkin tidak mengetahuinya.10 

Hadis ini mengajarkan bahwa niat yang benar juga membawa 
berkah dalam kehidupan seharian.11 Ketika seseorang menjalankan 
aktivitas rutin dengan niat ibadah, seperti bekerja untuk menafkahi 
keluarga atau belajar untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, maka 
setiap aktivitas itu dihitung sebagai ibadah. Hal ini memberikan 
dimensi spiritual yang mendalam dalam setiap aspek kehidupan 
seorang Muslim.12 Dengan menjaga niat lurus dan tulus, seorang 
Muslim tidak hanya memperoleh pahala di akhirat, tetapi juga 
merasakan kedamaian dan berkah dalam kehidupannya di dunia.13 Ini 
mengingatkan umat Islam untuk senantiasa mengutamakan niat baik 
dan tulus dalam setiap perbuatan, sehingga setiap langkah dalam 
hidupnya menjadi bernilai ibadah di sisi Allah SWT. 

Sesungguhnya perbuatan akan ditentukan oleh maksud hatinya, 
memperjelas pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalani 
kehidupan sehari.  Hadis ini menggajarkan bahwa setiap tindakan 

 
8 Fathul Aminudin Aziz, “FIQIH IBADAH VERSUS FIQIH MUAMALAH,” el-Jizya : 

Jurnal Ekonomi Islam 7, no. 2 (December 26, 2019): 237–254, 
https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/3454. 

9 Siti Sholikah, “Konsep Kasih Sayang Orang Tua Dan Anak Dalam Tafsir Al-
Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab,” Https://Medium.Com/ (2022): 1–85, 
https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf. 

10 Retno Wahyuningsih Wakhid Ichsanto, “Kemampuan Membaca Alquran Dan 
Menghormati Orang Tua Dengan Prestasi Belajar PAI Siswa SMP Surakarta,” Cendekia 
15, no. 1 (2021): 78–88, http://doi/10.30957/cendekia.v15i1.659.Prestasi. 

11 Ratna Hutagalung and Zaka Hadikusuma Ramadan, “Peran Orang Tua Dalam 
Menanamkan Nilai Multikultural Di Lingkungan Keluarga Siswa Sekolah Dasar,” Jurnal 
Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 6, no. 5 (2022): 4967–4991. 

12 Mohd Syahmir Alias et al., “Signifikan Niat Dalam Melaksanakan 
Penyelidikan Islam.” 

13 Evi Febriani, Citra Oktaviani, and Muhamad Kumaidi, “Pendidikan Akhlak 
Perspektif Al-Qur’an,” Jurnal Syntax Admiration 5, no. 4 (2024): 1081–1093. 
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yang dilakukan harus didahului dengan niat yang baik dan ikhlas 
untuk mencari ridha Allah SWT.14 Dengan menanamkan makna yang 
tulus dalam jiwa sebelum melaksanakan sesuatu, setiap perbuatan, 
tak penting besar atau kecil, bisa bernilai ibadah.15 Ini membawa arti 
bahwa kegiatan dalam keseharian seperti pekerjaan, belajar, 
berinteraksi dengan anggota masyarakat lain, dan bahkan aktivitas 
rutin seperti makan dan tidur bisa menjadi sarana mendapatkan 
pahala kalau dilaksanakan dengan maksud yang tulus.16 Dengan 
demikian, hadis ini mengarahkan umat Islam untuk selalu 
memperbaiki niat sebelum melaksanakan sesuatu. Hal ini berlaku 
dalam semua aspek kehidupan, tak hanya ibadah formal seperti shalat 
dan puasa, tetapi juga dalam perbuatan sehari-hari seperti bekerja 
dan berinteraksi dengan anggota masyarakat lain. 
 

C. Keselarasan Niat dan Perbuatan 

 
Hadis tentang pentingnya niat dalam setiap amal yang 

dilakukan, yakni "Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya," 
mengajarkan adanya keselarasan antara niat dan tindakan bagi umat 
Muslim.17 Hadis ini memberi pelajaran bahwa niat ikhlas dan benar 
harus diikuti perbuatan sejalan ajaran agama. Maksudnya, hanya 
memiliki niat baik tidak cukup, tetapi perbuatan yang dilakukan pula 
harus merefleksikan niat tersebut dan sesuai syariat. Misalnya, jika 
berniat membantu orang lain, cara dan pendekatan harus sejalan nilai 
Islam seperti jujur, ikhlas, dan tidak merugikan.18 Oleh karenanya, 
perbuatan dengan niat baik tetapi dilakukan dengan cara tidak sesuai 
ajaran Islam tetap tidak diterima. 

Hadis ini mengajarkan bahwa niat adalah inti setiap amal yang 
menentukan apakah diterima Allah atau tidak. Keselarasan niat dan 
perbuatan juga merefleksikan integritas dan kejujuran umat Muslim. 

 
14 Fajeri Arkiang and Rabiatun Adwiah, “Konsep Dakwah Mauidhatul Hasanah 

Dalam Surat An-Nahl Ayat 125,” Murabby: Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 1 (2019): 57–
68. 

15 Is, “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membiasakan Siswa 
Shalat Berjama’Ah.” 

16 Azam Syukur Rahmatullah, “Konsepsi Pendidikan Kasih Sayang Dan 
Kontribusinya Terhadap Bangunan Psikologi Pendidikan Islam,” LITERASI (Jurnal 
Ilmu Pendidikan) 5, no. 1 (2017): 29. 

17 Mohd Syahmir Alias et al., “Signifikan Niat Dalam Melaksanakan 
Penyelidikan Islam.” 

18 Akhmad Sagir, “Dakwah Bil Hal: Prospek Dan Tantangan Da’i,” Alhadharah 
Jurnal Ilmu Dakwah 14, no. 27 (2015): 15–27. 
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Niat baik tanpa diikuti perbuatan baik tidak membawa kebaikan sejati. 
Sebaliknya, perbuatan baik tanpa didasari niat ikhlas hanya tindakan 
kosong tanpa nilai spiritual.19 Oleh itu, Islam tekankan konsistensi 
antara isi hati (niat) dan yang dilakukan (perbuatan). Sebagai contoh, 
dalam shalat, niat beribadah harus disertai pelaksanaan khusyuk 
sesuai sunah Rasulullah SAW. Meski demikian, meskipun niat penting, 
amal harus tetap sesuai syariat. 

Selain itu, keselarasan antara niat dan perbuatan menjadi 
landasan membangun masyarakat adil dan rukun.20 Ketika individu 
bertindak atas dasar niat baik dan perbuatan benar, akan tercipta 
lingkungan penuh kebaikan dan jujur. Berlaku dalam berbagai aspek 
kehidupan seperti bisnis, pendidikan, dan hubungan sosial.21 Dalam 
bisnis contohnya, Muslim yang berniat usaha jujur harus menghindari 
praktik tidak etis seperti penipuan atau riba. Dengan demikian, hadis 
ini tidak hanya membimbing hidup pribadi, tetapi juga mengarahkan 
berkontribusi positif membangun masyarakat berlandaskan nilai 
Islam. 

D. Pengaruh Niat terhadap Pahala dan Dosa 

Niat menentukan apakah suatu perbuatan akan dihitung 
sebagai pahala atau kesalahan. Sebuah tindakan yang pada dasarnya 
netral atau bahkan baik bisa berubah menjadi buruk jika niatnya 
salah. Sebaliknya, perbuatan yang mungkin terlihat sederhana dapat 
memperoleh pahala besar jika niatnya ikhlas dan benar.22 Misalnya, 
memberi sumbangan adalah tindakan yang baik, namun jika niatnya 
untuk mendapatkan pujian atau reputasi di mata manusia, maka 
perbuatan tersebut kehilangan nilai ibadahnya. Allah hanya menerima 
amal yang dilakukan dengan niat tulus untuk-Nya. Di sisi lain, 
tindakan sederhana seperti tersenyum kepada orang lain, jika 
dilakukan dengan niat untuk menyebarkan kebahagiaan dan mencari 
keridhaan Allah, dapat memperoleh pahala besar.23 

 
19 Pandu Aditya Prathama and Muhammad Zaki Mahadwistha, “Studi 

Fenomenologi: Konsep Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Islam,” IHSANIKA: Jurnal 
Pendidikan Agama Islam 2, no. 3 (2024): 339–352. 

20 Sabir Maidin, “Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis),” Jurnal 
Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (January 9, 2018): 199, 
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5691. 

21 Warto Ahmad Saifuddin, “Kasih Sayang Keluarga Perspektif Asma’al-Husna,” 
Jurnal Tafsir Hadits 6, no. 2 (2020): 1–13. 

22 Mareta Dwi Gandini and Respati Retno Utami, “Nasehat Dalam Serat Empu 
Tangguling Wesi Aji Dan Relevansinya Terhadap Ajaran Agama Islam,” no. 4 (2024). 

23 Aziz, “FIQIH IBADAH VERSUS FIQIH MUAMALAH.” 
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Niat juga memainkan peran penting dalam menentukan 
prioritas amal dalam kehidupan seorang Muslim.24 Dengan niat yang 
ikhlas dan benar, seseorang dapat memfokuskan upayanya pada hal-
hal yang paling bermanfaat dan sesuai dengan tujuan hidup sebagai 
hamba Allah. Misalnya, seorang pelajar yang belajar dengan niat 
mencari ilmu untuk bermanfaat bagi umat manusia dan mendapatkan 
keridhaan Allah, akan lebih termotivasi dan konsisten dalam 
belajarnya. Sebaliknya, jika niatnya hanya untuk memperoleh gelar 
atau pujian, semangatnya dapat cepat pudar saat menghadapi 
kesulitan.25 Dengan niat yang lurus, setiap upaya menjadi lebih 
bermakna dan bernilai ibadah di sisi Allah. 

Selain itu, niat yang benar membantu menjaga konsistensi 
dalam beramal, baik dalam situasi yang mudah maupun sulit.26 Ketika 
niat telah mantap dan ikhlas, seorang Muslim akan lebih mudah 
menjalankan ibadah dengan istiqomah, tidak terpengaruh oleh 
kondisi eksternal. Mereka menyadari bahwa tujuan utama dari setiap 
perbuatan adalah mencari keridhaan Allah, bukan untuk memperoleh 
pengakuan atau penghargaan dari manusia. Misalnya, seseorang yang 
berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga 
niatnya agar tetap murni untuk Allah, sehingga puasanya tidak hanya 
menjadi rutinitas, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual 
dengan-Nya.27 

Akhirnya, cita-cita luhur yang dipendam dalam sanubari juga 
membuahkan berkat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap langkah, 
meskipun terlihat kecil, jika dilandasi niat murni, mampu menjadi 
sumber pahala.28 Misalnya, bekerja untuk menopang keluarga dengan 
dorongan ibadah, di samping menerima upah, juga menghantarkan 
berkat dan pahala. Niat yang tulus membuat setiap gesekan hidup 
terasa lebih bermakna, karena selalu tersirat tujuan mulia, yakni 
keridhaan Sang Maha Pencipta.29 Dengan demikian, niat ikhlas dan 

 
24 Abu B.A Siregar, “Pendekatan Pendidikan Anak : Keteladanan , Nasehat Dan 

Perhatian,” Journal of Islamic Early Childhood Education 1, no. 1 (2021): 1–8. 
25 Ira Suryani et al., “Implementasi Akhlak Terhadap Keluarga, Tetangga, Dan 

Lingkungan,” Islam & Contemporary Issues 1, no. 1 (2021): 23–30. 
26 Maulida A et al., “Konsep Investasi Dunia Dan Akhirat Dalam Perspektif 

Agama Islam.” 
27 Piter Imanson Damanik, Marta Regina Silvi Simanungkalit, and Martina 

Novalina, “Sikap Menghormati Orang Tua Melalui Refleksi Keluaran 20:12 Demi 
Terwujudnya Kesejahteraan Lansia,” VOX DEI: Jurnal Teologi dan Pastoral  2, no. 2 
(2021): 66–75. 

28 Prathama and Mahadwistha, “Studi Fenomenologi: Konsep Cinta Dan Kasih 
Sayang Dalam Islam.” 

29 Muslihati Muslihati, Mahyudin Barni, and Iskandar Iskandar, “Perspektif 
Pendidikan Islam Berbasis Cinta Dan Kasih Sayang,” Jurnal Intelegensia 8, no. 2 
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benar tidak hanya membimbing seorang Muslim dalam menyembah, 
namun juga dalam tiap aspek eksistensi, mewarnai kehidupan lebih 
berjiwa dan bernilai di sisi Allah SWT. 

 
 

 

 

 

  

 
(2023): 62–74. 
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BAB II. SALING MENASEHATI 
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Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Daari radhiyallahu ‘anhu, ia 
berkata bahwa Nabi saw bersabda, Agama adalah nasihat. Kami 
bertanya, Untuk siapa? Beliau menjawab, Bagi Allah, bagi kitab-Nya-
Nya, bagi rasul-Nya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta 
bagi seluruh umat Islam. (HR. Muslim, no. 55). 
Pokok-pokok Kandungan Jadis: 
 

A. Makna Agama Sebagai Nasihat 

Makna agama adalah nasehat meliputi berbagai aspek 
kehidupan seorang muslim.30 Nasihat bagi Allah SWT berarti taat 
melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dengan 
penuh ikhlas dan ketundukan. Ini mencakup memperbaiki niat dalam 
setiap ibadah dan memastikan segala tindakan dilakukan semata-
mata untuk meraih keridhaan-Nya. Nasihat bagi hamba-Nya berarti 
teguh memegang ajaran Al-Qur'an, mempelajari, memahami, dan 
mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Nasihat bagi utusan-Nya 
berarti mengikuti sunah dan ajaran Nabi Muhammad SAW, 
menjadikannya teladan dalam akhlak dan ibadah.31 

Selain itu, nasihat juga diberikan kepada para pemimpin umat 
Islam dan seluruh umat Islam. Nasihat bagi para pemimpin berarti 
memberikan masukan dan kritik yang membangun, mendukung 
mereka dalam menjalankan amanah dengan adil dan bijak, serta 
mendoakan kebaikan bagi mereka.32 Sementara itu, nasihat bagi 
seluruh umat Islam berarti saling mengingatkan dalam kebaikan, 
menasehati dengan penuh hikmah dan kesabaran, serta menghindari 
tindakan yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain.33 Dalam 

 
30 Siregar, “Pendekatan Pendidikan Anak : Keteladanan , Nasehat Dan 

Perhatian.” 
31 Gandini and Utami, “Nasehat Dalam Serat Empu Tangguling Wesi Aji Dan 

Relevansinya Terhadap Ajaran Agama Islam.” 
32 Arkiang and Adwiah, “Konsep Dakwah Mauidhatul Hasanah Dalam Surat An-

Nahl Ayat 125.” 
33 Amrullah Hasibuan, “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Guru Pendidikan 
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praktiknya, memberikan nasihat harus dilakukan dengan cara yang 
baik, lembut, dan penuh kasih sayang, sehingga dapat diterima dengan 
baik dan memberikan dampak positif.34 Dengan demikian, hadis ini 
menekankan pentingnya peran nasihat dalam membangun umat 
Islam yang kuat, harmonis, dan bertakwa. 

Hadis ini menjelaskan bahwa inti dari agama adalah nasihat. Ini 
berarti bahwa nasihat adalah komponen penting dalam menjalankan 
agama Islam dan dalam hubungan antar sesama muslim.35 Hadis ini 
menegaskan bahwa inti dari ajaran Islam adalah memberikan dan 
menerima nasehat. Nasihat dalam konteks ini berarti mengarahkan, 
membimbing, mengingatkan, dan memperbaiki diri sendiri serta 
orang lain menuju kebaikan dan kebenaran. Nasihat merupakan 
wujud kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, serta cara untuk 
menjaga dan memperkuat keimanan dan ketaqwaan.36 

B. Makna Nasehat Untuk Kitab-Nya 

Nasehat untuk kitab-Nya berarti membaca, memahami, 
mengamalkan, dan menyebarkan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Ini 
mencakup menghargai, mempelajari, dan menerapkan petunjuk Al-
Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.37 Membaca Al-Qur'an secara 
rutin bukan hanya sekadar melafalkan ayat-ayatnya, tetapi juga 
merenungkan makna-maknanya. Pemahaman yang mendalam 
tentang isi Al-Qur'an akan membantu seorang Muslim untuk 
mengetahui aturan-aturan Allah, kisah-kisah teladan, dan hikmah 
yang terkandung di dalamnya. Dengan memahami Al-Qur'an, seorang 
Muslim dapat mengatur hidupnya sesuai dengan petunjuk yang telah 
Allah SWT berikan.38 

Mengamalkan ajaran Al-Qur'an berarti menjadikan petunjuk 
dan perintah dalam kitab suci tersebut sebagai pedoman dalam setiap 
aspek kehidupan. Ini mencakup segala hal mulai dari ibadah, 

 
Agama Islam Di SDN 92 Bengkulu Tengah,” GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru 
Agama Islam 2, no. 5 (2022): 315–320. 

34 Thomas Prajnamitra et al., “Studi Eksplanatori Dan Konfirmatori Nasehat 
Rasul Paulus Tentang Kedewasaan Penuh Berdasarkan Efesus 4 :1 – 32 Di Kalangan 
Guru Pendidikan Agama Kristen Sekolah Dasar ( SD ) Se – Kota Surakarta,” Jurnal 
Pendidikan Agama Kristen (JUPAK) 1, no. 1 (2020): 1–20. 

35 Suryani et al., “Implementasi Akhlak Terhadap Keluarga, Tetangga, Dan 
Lingkungan.” 

36 Muslihati, Barni, and Iskandar, “Perspektif Pendidikan Islam Berbasis Cinta 
Dan Kasih Sayang.” 

37 Gandini and Utami, “Nasehat Dalam Serat Empu Tangguling Wesi Aji Dan 
Relevansinya Terhadap Ajaran Agama Islam.” 

38 Saifuddin, “Kasih Sayang Keluarga Perspektif Asma’al-Husna.” 
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hubungan sosial, etika, dan moral.39 Misalnya, Al-Qur'an mengajarkan 
kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Seorang Muslim yang 
mengamalkan ajaran ini akan selalu berusaha untuk bersikap jujur 
dalam setiap urusan, berlaku adil dalam segala tindakan, dan 
menunjukkan kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. 
Mengamalkan Al-Qur'an juga berarti menjauhi segala larangan yang 
disebutkan di dalamnya, seperti riba, zina, dan perilaku zalim, yang 
merusak hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia.40 

Menyebarkan ajaran-ajaran Al-Qur'an adalah bagian penting 
dari pesan untuk kitab-Nya. Ini bisa dilakukan melalui dakwah, 
mengajar, atau bahkan dengan memberikan contoh perilaku yang baik 
yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.41 Menyebarkan ajaran Al-Qur'an 
tidak hanya terbatas pada ceramah atau pengajian, tetapi juga bisa 
dilakukan melalui media sosial, tulisan, dan berbagai bentuk 
komunikasi lainnya. Tujuannya adalah untuk menginspirasi orang lain 
agar juga membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an.42 
Dengan demikian, pesan untuk kitab-Nya-Nya tidak hanya bermanfaat 
bagi diri sendiri, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang 
lebih baik dan lebih dekat dengan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. 

C. Makna Nasihat untuk Para Pemimpin  

Nasihat bagi para pemimpin umat Islam berarti mendukung 
mereka dalam kebaikan luhur, memberi masukan yang membangun, 
serta mendoakan mereka.43 Para pemimpin memikul tanggung jawab 
besar dalam membimbing dan memimpin masyarakat, karena itu 
dukungan dari umat amat penting. Dukungan ini mencakup taat 
terhadap perintah yang tak bertentangan dengan syariat, dan 
membantu dalam melaksanakan program yang bermanfaat bagi umat. 
Memberi masukan membangun berarti menyampaikan kritik dengan 
bijak dan penuh hormat, untuk memperbaiki dan meningkatkan 
kualitas kepimpinan mereka.44 Doa juga merupakan bagian penting 

 
39 Rahmatullah, “Konsepsi Pendidikan Kasih Sayang Dan Kontribusinya 

Terhadap Bangunan Psikologi Pendidikan Islam.” 
40 Suryani et al., “Implementasi Akhlak Terhadap Keluarga, Tetangga, Dan 

Lingkungan.” 
41 Arkiang and Adwiah, “Konsep Dakwah Mauidhatul Hasanah Dalam Surat An-

Nahl Ayat 125.” 
42 Wakhid Ichsanto, “Kemampuan Membaca Alquran Dan Menghormati Orang 

Tua Dengan Prestasi Belajar PAI Siswa SMP Surakarta.” 
43 AR MIFTAH Al Farouqy and M Fahrur Ridla, “Etika Komunikasi Media Sosial 

Perspektif Hadis (Kajian Living Sunnah),” Wardah 23, no. 2 (December 31, 2022): 
218–244, http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/7536. 

44 Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam,” Jurnal 
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dari nasihat, memohon kepada Allah agar para pemimpin diberi 
petunjuk, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan 
amanahnya. 

Nasihat untuk umumnya umat Islam berarti saling menasihati 
dalam kebaikan, saling tolong menolong, serta menjaga persatuan dan 
persaudaraan di antara umat Islam.45 Saling menasihati dalam 
kebaikan mencakup ajakan untuk berbuat baik, menjauhi 
kemungkaran, dan mengingatkan hal-hal yang bermanfaat untuk 
kehidupan di dunia dan akhirat. Membantu sesama bisa berupa 
memberi bantuan materiil, dukungan moral, atau tenaga terutama 
bagi yang membutuhkan.46 Ini adalah bentuk nyata dari kepedulian 
dan kasih sayang antar sesama Muslim, yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari ajaran agama. 

Menjaga persatuan dan persaudaraan di antara umat Islam 
sangat penting untuk membangun daya dan solidaritas. Perpecahan 
dan perselisihan hanya akan melemahkan umat dan menjauhkan dari 
tujuan bersama untuk meraih kebaikan dan keridhaan Allah 47. Oleh 
karena itu, nasihat untuk menjaga persatuan mencakup menghindari 
fitnah, ghibah, dan permusuhan, serta selalu mencari solusi damai 
dalam menyelesaikan konflik.48 Dengan saling menghormati, bekerja 
sama, dan mengutamakan persaudaraan, umat Islam dapat 
menghadapi berbagai tantangan dengan lebih kuat dan lebih bersatu. 

Nasihat untuk para pemimpin umat Islam berarti mendukung 
mereka dalam kebaikan luhur, memberi masukan yang membangun, 
serta mendoakan mereka. Nasihat untuk umumnya umat Islam berarti 
saling menasihati dalam kebaikan, saling tolong menolong, dan 
menjaga persatuan serta persaudaraan di antara umat Islam. 

 
Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains 6, no. 2 (December 18, 2017): 189–202, 
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/1605. 

45 Junaidi Arsyad, Nawir Yuslem, and Athiyah Sakinah, “Relevansi Metode 
Pendidikan Islam Dalam Kitab Hadis Al-Arba’in An-Nawawī Dengan Metode 
Pendidikan Masa Kini,” Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4, no. 1 
(2023): 155–164. 

46 Suryani et al., “Implementasi Akhlak Terhadap Keluarga, Tetangga, Dan 
Lingkungan.” 

47 Baidi Bukhori, “Dakwah Melalui Bimbingan Dan Konseling Islam,” 
KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam 5, no. 1 (2014): 1–18. 

48 Dodi Candra, M. Joharis, and Zulkifli, “Budaya Sebagai Strategi Dakwah 
(Studi Kasus Budaya Kenduri Masyarakat Jawa Desa Sijambi),” Koloni 1, no. 2 (2022): 
359–367, https://koloni.or.id/index.php/koloni/article/view/69. 
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D. Makna Nasehat Untuk Ummat 

Nasihat tentang hubungan sosial dan bisnis sangat penting 
untuk menjaga keadilan dan kejujuran dalam setiap interaksi49 Ini 
meliputi memberikan saran yang baik dalam transaksi komersial, 
menasehati untuk menghindari praktik riba dan penipuan, serta 
mengingatkan akan pentingnya memenuhi komitmen dan amanah. 
Nasihat dalam bermuamalah bertujuan untuk membangun 
masyarakat yang adil dan beretika.50 Dalam konteks bisnis, kejujuran 
adalah fondasi utama yang harus dipertahankan. Ketika seseorang 
bertransaksi dengan jujur, mereka membangun reputasi yang baik 
dan memperoleh kepercayaan dari pelanggan serta mitra bisnis. 
Menyampaikan informasi yang akurat tentang produk atau layanan 
yang ditawarkan sangat penting agar konsumen tidak merasa ditipu. 
Kejujuran dalam berbisnis juga mencakup menghindari praktik-
praktik yang merugikan orang lain, seperti penimbunan barang atau 
manipulasi harga.51 Dengan demikian, bisnis yang dijalankan dengan 
prinsip kejujuran tidak hanya menguntungkan secara materiil, tetapi 
juga membawa berkah dan keridhaan dari Allah SWT. 

Pemenuhan komitmen dan amanah merupakan bagian integral 
dari etika bisnis dalam Islam.52 Seorang Muslim yang berbisnis harus 
memastikan bahwa setiap janji yang dibuat, baik kepada pelanggan, 
mitra, maupun karyawan, dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Janji yang 
tidak dipenuhi dapat merusak hubungan dan mengurangi tingkat 
kepercayaan. Amanah atau tanggung jawab yang diberikan harus 
dijaga dan dilaksanakan dengan penuh integritas.53 Sebagai contoh, 
jika seseorang diberi tanggung jawab untuk mengelola keuangan 
perusahaan, maka dia harus melakukannya dengan transparan dan 
tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Dengan 
memenuhi janji dan menjaga amanah, seorang Muslim menunjukkan 
sikap mulia dan memberikan teladan yang baik. 

Mencegah riba dan penipuan juga menjadi bagian penting dari 
nasihat dalam bermuamalah. Riba atau bunga berlebih dalam 
transaksi keuangan dilarang dalam Islam karena dapat menciptakan 

 
49 Abd arif Mukhlas, “KONSEP KERJASAMA DALAM EKONOMI ISLAM,” Al 

Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam 9, no. 1 (March 30, 2021): 1–
19, https://journal.istaz.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/195. 

50 Farid Budiman, “KARAKTERISTIK AKAD PEMBIAYAAN AL-QARDH SEBAGAI 
AKAD TABARRU’,” Yuridika 28, no. 3 (December 7, 2013), http://e-
journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/354. 

51 Aziz, “FIQIH IBADAH VERSUS FIQIH MUAMALAH.” 
52 Hisny Fajrussalam et al., “Hakikat Dan Eksistensi Manusia Sebagai Mahluk 

Yang Bermoral,” Jurnal Of Social Science Research 3, no. 2 (2023): 1706–1721. 
53 Mukhlas, “KONSEP KERJASAMA DALAM EKONOMI ISLAM.” 
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ketidakadilan dan eksploitasi. Oleh karena itu, seorang Muslim harus 
berupaya terlibat dalam transaksi yang adil tanpa merugikan pihak 
lain. Penipuan, baik melalui pemalsuan produk, informasi, atau 
transaksi, juga harus dihindari karena akan merusak kepercayaan dan 
menciptakan ketidakadilan. Dengan menjauhi riba dan penipuan, 
seorang Muslim memberi kontribusi terhadap terciptanya sistem 
ekonomi yang lebih adil dan beretika.54 

Selain itu, memberikan nasihat yang baik dan konstruktif sangat 
penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial. Nasihat ini 
harus disampaikan dengan lembut dan bijak supaya dapat diterima 
dengan baik oleh penerimanya.55 Misalnya, saat melihat teman atau 
saudara melakukan kesalahan dalam interaksi sosial atau bisnis, 
seseorang harus menegurnya tanpa menghakimi, melainkan 
mendorong perbaikan. Hal ini membantu membangun lingkungan 
yang saling mendukung dan menghargai satu sama lain.56 Dengan 
demikian, nasihat dalam bermuamalah tidak hanya berfungsi sebagai 
pengingat, tetapi juga upaya untuk memperbaiki dan memperkuat 
hubungan sosial masyarakat. 

E. Nasehat Untuk Diri Sendiri 

Penting juga bagi seorang Muslim untuk memberikan nasihat 
kepada dirinya sendiri. Ini mencakup introspeksi dan evaluasi diri 
secara rutin, memperbaiki kesalahan, meningkatkan ibadah, serta 
menjaga ketulusan dalam setiap amal.57 Memberi nasihat kepada diri 
sendiri membantu menjaga ketulusan hati dan iman. Memperhatikan 
diri sendiri adalah proses memikirkan kembali tindakan dan 
keputusan yang telah diambil. Dengan introspeksi, seorang Muslim 
dapat menilai apakah perbuatannya sesuai dengan ajaran agama atau 
tidak. Ini juga membantu dalam mengenali kelemahan dan kesalahan 
yang mungkin telah dilakukan. Melalui introspeksi, seseorang dapat 
mengidentifikasi bidang yang membutuhkan perbaikan dan berusaha  
untuk menjadi pribadi yang lebih baik.58 Selain itu, introspeksi 

 
54 Mutia Dewi, “Analisis Kerja Sama Guru Dengan Orang Tua Dalam 

Pembelajaran Online Di Era Covid 19 Di MI Azizan Palembang,” JEMARI (Jurnal 
Edukasi Madrasah Ibtidaiyah) 2, no. 2 (July 20, 2020): 54–64, 
https://journal.unuha.ac.id/index.php/jemari/article/view/661. 

55 Arkiang and Adwiah, “Konsep Dakwah Mauidhatul Hasanah Dalam Surat An-
Nahl Ayat 125.” 

56 Muslihati, Barni, and Iskandar, “Perspektif Pendidikan Islam Berbasis Cinta 
Dan Kasih Sayang.” 

57 Sagir, “Dakwah Bil Hal: Prospek Dan Tantangan Da’i.” 
58 Ibid. 
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membantu dalam memperkuat tekad untuk tidak mengulangi 
kesalahan yang sama di masa depan. 

Penilaian diri, atau penilaian mandiri, adalah langkah 
berikutnya setelah introspeksi. Penilaian diri melibatkan penilaian 
secara menyeluruh terhadap perilaku, ibadah, dan interaksi sosial.59 
Seorang Muslim perlu mengevaluasi seberapa konsisten ia dalam 
menjalankan salat, membaca Al-Quran, dan melakukan amal kebaikan 
lainnya. Evaluasi ini tidak hanya sebatas pada aspek ibadah ritual, 
tetapi juga mencakup bagaimana seseorang berinteraksi dengan 
orang lain, apakah seseorang sudah berlaku adil, jujur, dan ikhlas.60 
Dengan penilaian diri yang rutin, seorang Muslim dapat terus 
memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Meningkatkan ibadah merupakan salah satu cara untuk 
memberikan nasihat kepada diri sendiri. Ibadah yang dilakukan 
dengan sungguh-sungguh dan konsisten dapat memperkuat iman dan 
mendekatkan diri kepada Allah. Seorang Muslim harus berupaya 
meningkatkan kualitas salat, baik dari segi kekhusyukan maupun 
ketepatan waktunya.61 Selain itu, memperbanyak dzikir, membaca Al-
Quran, berpuasa sunah, dan melakukan amal shalih lainnya juga 
merupakan bagian dari upaya meningkatkan ibadah. Dengan 
meningkatkan ibadah, seorang Muslim akan merasakan kedamaian 
batin dan kebahagiaan yang sejati. 

Keikhlasan dalam menjalankan berbagai perbuatan amat 
memegang peranan penting. Keikhlasan berarti mengayomi segala 
sesuatu sepenuhnya karena Allah semata-mata tanpa memancarkan 
kedahsyatan atau imbalan dari makhluk hidup.62 Kecerdasan bagi diri 
sendiri untuk selalu teguh berdakhulu membimbing menjaga hati dari 
penyakit ria' (mempertontonkan diri) dan sum'ah (ingin didengar). 
Seseorang Muslim yang ikhlas akan merasa puas terhadap apa yang 
diemban karena ia mengetahui bahwa Allah menyaksikan serta 
menilai tiap perbuatannya. Keikhlasan juga membuat seseorang lebih 
berharga di sisi Allah dan memperoleh anugerah yang berlipat ganda. 

 
59 Al- Shari Ah and D A N Al, “MENELUSURI ETIKA BERMASYARAKAT : 

ANALISIS PERSPEKTIF WAHBAH AL ZUHAILI DALAM KITAB AL-TAFSIR AL-MUNIR 
FI AL- Muhammad Shohib Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik Abstrak Salah 
Satunya Adalah Menjalin Hubungan Dengan Allah Dan Dengan Sesama Manusia . Keh” 
18, no. 4 (2024): 2859–2880. 

60 Maulida A et al., “Konsep Investasi Dunia Dan Akhirat Dalam Perspektif 
Agama Islam.” 

61 Is, “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membiasakan Siswa 
Shalat Berjama’Ah.” 

62 Arkiang and Adwiah, “Konsep Dakwah Mauidhatul Hasanah Dalam Surat An-
Nahl Ayat 125.” 
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Pada akhirnya, menjaga kesucian hati adalah inti dari cerdik 
cendekia kepada diri sendiri. Hati yang sucikan adalah hati yang bebas 
dari penyakit seperti iri, dengki, hasad, dan congkak.63 Untuk menjaga 
kesucian hati, seorang muslim wajib senantiasa berdoa serta meminta 
perlindungan kepada Allah agar dibebaskan dari sifat-sifat yang tidak 
baik. Selain itu, rajin membaca Al-Qur'an dan hadits, serta 
mempraktekkan ajaran-ajarannya dalam kehidakan setiap hari, akan 
membantu membersihkan hati.64 Dengan hati yang sucikan, seorang 
Muslim dapat menyongsong kehidupan dengan damai, penuh rasa 
syukur, dan selalu bersungguh-sungguh kepada Allah dalam tiap 
keadaan. 

 
 
 

  

 
63 Masayu Khairini Dian, “Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat: 
Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah,” Journal of Darussalam Islamic Studies 1, no. 

1 (2020): 31–44. 
64 Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam.” 
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BAB III. AMPUNAN ALLAH SEPENUH BUMI 
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Dari Anas bin Malik ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah saw 
bersabda: Allah berfirman: Wahai Bani Adam, sesungguhnya jika 
engkau senantiasa berdoa dan berharap kepada-Ku, niscaya Aku akan 
mengampunimu semua dosa yang ada padamu dan Aku tidak peduli. 
Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian 
engkau memohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku akan memberikan 
ampunan kepadamu dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, 
seandainya engkau menghadap kepada-Ku dengan membawa dosa 
sepenuh bumi kemudian engkau berjumpa dengan-Ku dalam keadaan 
tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu apapun, niscaya Aku akan 
mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula (HR. At-
Tirmidzi). 

Pokok-pokok kandungan hadis: 

A. Pintu Taubat Tidak Pernah Tertutup 

Allah membuka pintu taubat bagi setiap hamba-Nya yang 
berdoa dan berharap kepada-Nya. Ini menunjukkan sifat Allah yang 
Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak ada dosa yang terlalu 
besar untuk diampuni oleh Allah asalkan hamba-Nya benar-benar 
bertaubat dan berdoa dengan ikhlas.65 Taubat yang ikhlas melibatkan 
penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan 
tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ketika seseorang datang 
kepada Allah dengan hati yang tulus, Allah menyambutnya dengan 
kasih sayang dan ampunan yang melimpah.66 Ini adalah bentuk 

 
65 Dian, “Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat: Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah.” 
66 Muhammad Hambal Shafwan, “Konsep Wasathiyah Dalam Beragama 

Perspektif Hadis Nabawi,” Studia Religia : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam 6, no. 
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rahmat Allah yang tiada batas dan selalu ada bagi mereka yang 
mencarinya. 

Pengampunan Allah tidak hanya mencakup dosa-dosa kecil, 
tetapi juga dosa-dosa besar. Betapa pun besar dan beratnya dosa yang 
telah dilakukan, jika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh, 
Allah akan mengampuninya.67 Ini memberikan harapan bagi semua 
orang, bahwa tidak ada yang terlalu jauh dari rahmat Allah. Dalam 
Islam, keyakinan ini sangat penting karena memberikan kesempatan 
kepada setiap individu untuk memperbaiki diri dan kembali kepada 
jalan yang benar.68 Taubat membuka jalan baru bagi hamba-Nya untuk 
memulai lembaran hidup yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah, 
dan lebih penuh dengan kebajikan. 

Kisah-kisah para nabi dan orang saleh dalam Al-Quran juga 
banyak mengandung pelajaran tentang taubat dan ampunan Allah. 
Misalnya, Nabi Adam as bertaubat setelah melanggar perintah Allah, 
dan Allah menerima taubatnya. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah 
selalu menerima taubat dari hamba-Nya yang bersungguh-sungguh.69 
Ini adalah pengingat bagi seseorang semua bahwa pintu taubat selalu 
terbuka dan seseorang harus selalu kembali kepada Allah ketika 
melakukan kesalahan. Allah tidak pernah bosan menerima taubat 
hamba-Nya, bahkan jika mereka terus berbuat dosa dan kembali 
bertaubat. 

Keikhlasan dalam berdoa dan memohon ampun adalah kunci 
diterimanya taubat. Allah melihat niat di balik setiap tindakan 
seseorang. Ketika doa dan taubat datang dari hati yang benar-benar 
menyesal dan berharap ampunan, Allah akan mengabulkannya.70 
Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti seseorang harus selalu 
introspektif dan memastikan bahwa setiap doa dan permohonan 
ampun seseorang dilakukan dengan niat yang murni dan tulus.71 
Keikhlasan ini tidak hanya mendekatkan seseorang kepada Allah 

 
1 (2022): 166–174. 

67 A B U Utsman Kharisman, SUKSES DUNIA AKHIRAT DENGAN ISTIGHFAR DAN 
TAUBAT (PROBOLINGGO: Pustaka Hidayah, 2011). 

68 Warlan Sukandar and Yessi Rifmasari, “Bimbingan Dan Konseling Islam : 
Analisis Metode Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Qur`an Surat An-Nahl Ayat 
125,” Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat 5, no. 1 (June 19, 2022): 87–100, 
https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/ummatanwasathan/article/view/3302. 

69 Sukma Pakungwati and Rara Desti Anggraeni, “Menjaga Kesehatan Mental 
Dalam Perspektif Islam,” Journal of Islamic Education Studies 1, no. 2 (March 11, 2023): 
93–101, https://ojs.uid.ac.id/index.php/JIES/article/view/544. 

70 Is, “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membiasakan Siswa 
Shalat Berjama’Ah.” 

71 Maulida A et al., “Konsep Investasi Dunia Dan Akhirat Dalam Perspektif 
Agama Islam.” 
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tetapi juga membantu seseorang menjalani kehidupan yang lebih 
damai dan bermakna. 

Penting untuk diingat bahwa rahmat Allah selalu lebih besar 
daripada dosa-dosa seseorang. Allah menciptakan seseorang dengan 
penuh kasih sayang dan tidak ingin melihat seseorang tersesat.72 Oleh 
karena itu, Dia menyediakan jalan untuk kembali kepada-Nya melalui 
taubat. Ini adalah bentuk cinta Allah yang paling murni dan tulus, 
selalu siap untuk menerima seseorang kembali apapun yang telah 
seseorang lakukan.73 Dengan memahami dan mengamalkan konsep 
taubat ini, seseorang dapat hidup dengan penuh harapan dan 
keyakinan bahwa Allah selalu bersama seseorang, siap untuk 
mengampuni dan memberi seseorang kesempatan untuk 
memperbaiki diri. 

B. Ampunan Allah Tanpa Batas  

Allah menegaskan bahwa meskipun dosa seseorang sebanyak 
apapun dan setinggi langit, jika ia memohon ampunan kepada-Nya, 
Allah akan mengampuninya. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang 
dan ampunan Allah tidak terbatas, selama hamba-Nya bersungguh-
sungguh dalam taubatnya.74 Betapa besar pun dosa yang telah 
dilakukan, Allah selalu memberikan kesempatan bagi hamba-Nya 
untuk kembali kepada-Nya. Inilah bentuk kasih sayang yang tak 
terbatas dari Allah, yang senantiasa membuka pintu rahmat-Nya bagi 
siapa saja yang datang dengan hati yang penuh penyesalan dan 
harapan untuk mendapatkan ampunan. 

Kasih sayang Allah yang tak terbatas ini juga mengajarkan 
seseorang untuk tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Sebesar apapun 
dosa yang telah seseorang lakukan, selalu ada harapan untuk 
mendapatkan ampunan jika seseorang benar-benar bertaubat.75 Sikap 
optimis ini sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, karena 
memberikan kekuatan untuk terus berusaha memperbaiki diri dan 
mendekatkan diri kepada Allah.76 Dalam Al-Quran, Allah berfirman 

 
72 Sholikah, “Konsep Kasih Sayang Orang Tua Dan Anak Dalam Tafsir Al-
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76 L M Zakkiyah and Afifah, “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi 
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bahwa Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan ini 
adalah jaminan bagi seseorang semua bahwa ampunan Allah selalu 
tersedia bagi mereka yang mencarinya. 

Pengampunan Allah tidak hanya memberikan kedamaian bagi 
hati yang penuh penyesalan, tetapi juga membebaskan hamba-Nya 
dari beban dosa yang menghimpit. Ketika seseorang bertaubat dengan 
sungguh-sungguh, dia merasa lega karena mengetahui bahwa Allah 
telah mengampuni dosa-dosanya.77 Ini memberikan kesempatan 
untuk memulai lembaran baru dalam hidup dengan tekad untuk tidak 
mengulangi kesalahan yang sama. Pengampunan ini adalah bentuk 
kasih sayang Allah yang memberikan kesempatan kedua, ketiga, dan 
seterusnya, selama hamba-Nya tidak berputus asa dan terus berusaha 
memperbaiki diri.78 

Selain memberikan ketenangan batin, pengampunan Allah juga 
memiliki dampak yang besar dalam kehidupan sosial seorang Muslim. 
Ketika seseorang merasa bahwa dosa-dosa seseorang telah diampuni, 
seseorang cenderung menjadi lebih baik dalam berinteraksi dengan 
orang lain. Seseorang menjadi lebih pemaaf, lebih pengertian, dan 
lebih penuh kasih sayang, meneladani sifat-sifat Allah yang Maha 
Pengampun.79 Ini menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai 
di seseseorangr seseorang, di mana setiap individu merasa didukung 
dan diterima, terlepas dari kesalahan masa lalunya. 

Pengampunan Allah adalah bukti nyata dari cinta-Nya yang 
abadi kepada hamba-hamba-Nya. Allah tidak hanya menciptakan 
seseorang, tetapi juga memberikan seseorang kesempatan untuk 
selalu kembali kepada-Nya, tidak peduli seberapa jauh seseorang 
telah tersesat.80 Kasih sayang ini adalah sumber inspirasi dan 
kekuatan bagi setiap Muslim untuk terus berusaha menjalani hidup 
sesuai dengan ajaran Islam.81 Dengan menyadari dan meresapi betapa 
besar kasih sayang Allah, seseorang terdorong untuk selalu berbuat 
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baik, menjauhi dosa, dan menjalani hidup dengan penuh kesyukuran 
dan ketaatan kepada-Nya. 

C. Kesungguhan Berdoa 

Hadis ini menekankan pentingnya kesungguhan dan keikhlasan 
dalam berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Allah mengampuni 
dosa bukan hanya karena besarnya ampunan-Nya, tetapi juga karena 
keikhlasan hamba-Nya dalam memohon ampunan. Kesungguhan dan 
keikhlasan ini merupakan syarat utama dalam setiap doa dan 
permohonan.82 Ketika seseorang berdoa dengan penuh kesadaran dan 
penyesalan atas dosa-dosa seseorang, seseorang menunjukkan 
kepada Allah bahwa seseorang benar-benar menyesali perbuatan 
seseorang dan bertekad untuk tidak mengulanginya.83 Inilah yang 
membuat doa seseorang diterima dan mendapatkan ampunan dari 
Allah. 

Kesungguhan dalam berdoa berarti seseorang benar-benar 
menyadari kesalahan seseorang dan berusaha untuk 
memperbaikinya. Ini bukan hanya sekedar ucapan di bibir, tetapi juga 
harus diikuti dengan tindakan nyata yang menunjukkan perubahan 
dalam diri seseorang.84 Misalnya, jika seseorang bertaubat dari 
kebiasaan buruk seperti berbohong, dia harus berusaha keras untuk 
tidak mengulangi perbuatan tersebut dan menggantinya dengan 
kebiasaan yang baik. Allah melihat usaha seseorang dan menilai 
kesungguhan seseorang dalam memperbaiki diri, dan inilah yang 
membuat taubat seseorang diterima.85 

Keikhlasan dalam berdoa juga berarti seseorang memohon 
ampunan hanya kepada Allah, tanpa berharap kepada selain-Nya. 
Keikhlasan ini menunjukkan bahwa seseorang benar-benar 
bergantung kepada Allah dan mengakui bahwa hanya Dia yang bisa 
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mengampuni dosa-dosa seseorang.86 Ketika seseorang berdoa dengan 
ikhlas, seseorang memban gun hubungan yang kuat dengan Allah, di 
mana seseorang merasa dekat dan dicintai oleh-Nya. Keikhlasan ini 
juga membantu seseorang merasakan ketenangan dan kedamaian 
dalam hati, karena seseorang tahu bahwa Allah selalu mendengar dan 
siap mengampuni seseorang.87 

Selain itu, hadis ini mengajarkan bahwa berdoa dan memohon 
ampunan kepada Allah adalah cara untuk membersihkan hati 
seseorang dari dosa-dosa. Ketika seseorang berdoa dengan penuh 
kesungguhan dan keikhlasan, seseorang merasakan beban dosa 
seseorang terangkat dan hati seseorang menjadi lebih bersih. Ini 
memberikan seseorang kekuatan dan motivasi untuk terus menjalani 
hidup dengan lebih baik dan lebih taat kepada Allah.88 Dalam Al-
Quran, Allah berfirman bahwa Dia mencintai hamba-Nya yang 
bertaubat dan selalu kembali kepada-Nya, dan ini adalah bukti betapa 
besar kasih sayang-Nya kepada seseorang. 

Hadis ini mengingatkan seseorang bahwa Allah selalu siap 
mengampuni dosa-dosa seseorang, asalkan seseorang datang kepada-
Nya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Tidak ada dosa 
yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, selama seseorang 
benar-benar bertaubat dan berusaha memperbaiki diri.89 Dengan 
memahami ini, seseorang tidak akan pernah berputus asa dari rahmat 
Allah, dan selalu berusaha untuk menjadi hamba-Nya yang lebih baik. 
Keikhlasan dan kesungguhan dalam berdoa adalah kunci untuk 
mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, dan ini adalah pelajaran 
penting yang harus seseorang terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Jangan Putus Asa Dari Rahmat Allah 

Hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Bahkan 
jika dosa seseorang sepenuh bumi, Allah masih bersedia 
mengampuninya asalkan ia datang kepada-Nya dengan tauhid yang 
murni. Ini memberikan harapan besar bagi hamba untuk selalu 
kembali kepadaNya.90 Rahmat Allah yang tak terbatas ini adalah bukti 
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kasih sayang-Nya yang luar biasa kepada hamba-Nya. Dengan 
mengetahui bahwa Allah selalu siap mengampuni, seseorang didorong 
untuk tidak pernah putus asa dalam mencari ampunan-Nya, meskipun 
dosa seseorang sangat besar. Ini adalah panggilan untuk selalu 
berusaha memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar setiap 
kali seseorang tersesat.91 

Rahmat Allah yang begitu luas juga mengajarkan seseorang 
untuk memiliki sikap yang penuh pengharapan dan optimisme. Dalam 
kehidupan ini, seseorang mungkin sering merasa terpuruk karena 
kesalahan dan dosa yang seseorang lakukan. Namun, dengan 
memahami bahwa Allah selalu membuka pintu taubat, seseorang 
mendapatkan kekuatan untuk bangkit memperbaiki diri tanpa putus 
asa.92 Sikap optimis ini sangat penting karena membantu seseorang 
tetap teguh dalam menghadapi tantangan dan godaan yang ada. 
Dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengampuni, seseorang 
terus berusaha menjadi hamba yang lebih baik dan lebih taat.93 

Selain itu, hadis ini mengajarkan pentingnya tauhid yang murni 
dalam mendapatkan ampunan Allah. Tauhid yang murni berarti 
mengesakan Allah dalam setiap aspek kehidupan seseorang dan 
menjauhi segala bentuk syirik. Dengan tauhid yang kuat, seseorang 
membangun hubungan yang erat dan tulus dengan Allah. Ini 
memastikan bahwa doa dan taubat seseorang diterima, serta 
memberikan seseorang ketenangan batin dan keteguhan iman.94 
Tauhid yang murni adalah kunci utama untuk meraih rahmat Allah 
dan memastikan bahwa seseorang berada di jalan yang benar menuju 
keselamatan. 

Hadis ini juga memberikan pelajaran tentang keadilan dan kasih 
sayang Allah. Allah tidak hanya siap mengampuni dosa-dosa kecil, 
tetapi juga dosa-dosa besar asalkan hamba-Nya bertaubat dengan 
ikhlas dan datang kepada-Nya dengan tauhid yang murni. Ini 
menunjukkan bahwa Allah Maha Adil dalam memberikan kesempatan 
kepada setiap hamba-Nya untuk memperbaiki diri dan meraih 
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ampunan-Nya.95 Dengan demikian, seseorang diajarkan untuk selalu 
berusaha menjadi hamba yang lebih baik dan tidak pernah berputus 
asa dari rahmat Allah, apapun dosa yang telah seseorang lakukan. 

Hadis ini menekankan bahwa pintu taubat selalu terbuka 
selama seseorang masih hidup. Tidak ada kata terlambat untuk 
bertaubat dan kembali kepada Allah. Ini memberikan seseorang 
kesempatan yang tak terbatas untuk memperbaiki diri dan 
mendekatkan diri kepada-Nya.96 Dengan memahami bahwa rahmat 
Allah begitu luas dan selalu tersedia, seseorang mendapatkan motivasi 
untuk selalu berusaha menjadi hamba yang lebih baik.97 Setiap kali 
seseorang melakukan kesalahan, seseorang tahu bahwa Allah siap 
mengampuni dan menerima seseorang kembali, asalkan seseorang 
datang kepada-Nya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. 

E. Pentingnya Kebersihan Hati  

 Allah tidak hanya melihat tindakan fisik, tetapi juga hati dan 
niat hamba-Nya. Hadis ini mengajarkan pentingnya memiliki hati yang 
bersih, penuh harap, dan selalu mengingat Allah. Niat yang tulus dan 
hati yang bersih adalah kunci diterimanya taubat dan ampunan.98 
Ketika seseorang bertaubat, bukan hanya tindakan penyesalan yang 
diperhatikan oleh Allah, tetapi juga kesungguhan dan keikhlasan 
dalam hatinya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, spiritualitas dan 
moralitas memainkan peran penting dalam setiap tindakan ibadah.99 
Menjaga hati tetap bersih dan niat tetap tulus adalah cara untuk 
memastikan bahwa setiap doa dan permohonan ampun seseorang 
diterima oleh Allah. 

Memiliki hati yang bersih juga berarti menjauhkan diri dari 
segala bentuk dendam, iri hati, dan kebencian. Ini adalah bagian dari 
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proses pembersihan diri yang sangat ditekankan dalam Islam.100 
Ketika seseorang mampu membersihkan hati dari sifat-sifat buruk ini, 
seseorang menjadi lebih dekat kepada Allah dan lebih mampu 
merasakan ketenangan batin. Hidup dengan hati yang bersih 
membantu seseorang untuk menjalani kehidupan yang lebih 
harmonis dan damai, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang 
lain.101 Hal ini juga membantu seseorang untuk lebih fokus dalam 
ibadah dan lebih khusyuk dalam berdoa. 

Selain itu, niat yang tulus sangat penting dalam setiap 
perbuatan. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amal tergantung 
pada niatnya. Ini berarti bahwa nilai suatu perbuatan di hadapan Allah 
sangat ditentukan oleh niat di baliknya (Baca Bab I). Misalnya, 
seseorang yang memberikan sedekah dengan niat ikhlas untuk 
membantu sesama akan mendapatkan pahala yang besar 
dibandingkan dengan seseorang yang melakukan hal yang sama tetapi 
dengan niat riya' atau pamer. Oleh karena itu, menjaga niat tetap tulus 
dan ikhlas adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan yang 
diridhai Allah. 

Niat yang tulus dan hati yang bersih juga membantu seseorang 
untuk selalu berharap kepada rahmat Allah. Ketika seseorang berdoa 
dan memohon ampun dengan niat yang ikhlas, seseorang menaruh 
seluruh harapan seseorang kepada Allah. Ini adalah bentuk tawakal 
yang sejati, di mana seseorang menyerahkan seluruh urusan 
seseorang kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia akan 
mengabulkan doa-doa seseorang.102 Harapan yang penuh kepada 
Allah juga memberi seseorang kekuatan untuk terus berusaha dan 
tidak mudah putus asa, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan 
cobaan dalam hidup. 

Menjaga hati yang bersih dan niat yang tulus adalah bagian dari 
proses tazkiyah (penyucian diri) yang diajarkan dalam Islam. Dengan 
selalu mengingat Allah, berdoa dengan khusyuk, dan menjaga niat 
yang ikhlas, seseorang berusaha untuk mencapai derajat takwa yang 
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tinggi.103 Allah berfirman bahwa Dia mencintai orang-orang yang 
bertaubat dan menyucikan diri. Oleh karena itu, mari berusaha untuk 
selalu menjaga kebersihan hati dan ketulusan niat dalam setiap 
perbuatan, agar seseorang senantiasa berada dalam rahmat dan 
ampunan Allah, serta meraih keberkahan hidup di dunia dan akhirat. 
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BAB IV. RIDHA ALLAH TERGANTUNG RIDHA ORANG TUA 
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Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash radhiyallaahu ‘anhuma, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: “Rida Allah bergantung kepada keridaan 

orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua.” 

[Tirmizi 1899) 

 

Pokok-pokok Kandungan Hadis: 

A. Hubungan antara Ridha Allah dan Ridha Orang Tua 

 
Hadis ini menegaskan bahwa kesenangan Allah terhadap 

seorang hamba sangat terkait erat dengan keridhaan orang tua 
terhadap anak mereka. Berkurban kepada orang tua adalah salah satu 
cara utama untuk mendapatkan kasih sayang Allah.104 Dalam 
kehidupan sehari-hari, orang tua sering memberikan pengorbanan 
besar untuk kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Oleh 
karena itu, menghormati, merawat, dan mematuhi orang tua adalah 
bentuk penghargaan dan balas jasa yang pantas atas jasa-jasa mereka. 
Kebaikan dan perhatian seseorang kepada orang tua tidak hanya 
mempererat hubungan keluarga, tetapi juga menjadi sarana untuk 
memperoleh berkah dalam kehidupan.105 

Selain itu, berbakti kepada orang tua juga mengajarkan nilai-
nilai moral dan etika yang luhur. Dalam Islam, berbakti kepada orang 
tua bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk 
ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.106 Dalam banyak hadis, 
Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya berbuat baik kepada 
orang tua, bahkan di atas beberapa amal ibadah lainnya. Dengan 
demikian, berbakti kepada orang tua menjadi cermin keimanan dan 
ketundukan seorang muslim kepada Tuhannya. 
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Pentingnya berbakti kepada orang tua juga tercermin dalam 
berbagai ayat Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra 
ayat 23: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu 
bapakmu dengan sungguh-sungguh." Ayat ini menegaskan bahwa 
berbakti kepada orang tua sejajar dengan tauhid, yaitu pengakuan 
terhadap keesaan Allah.107 Dengan menjaga hubungan baik dan penuh 
hormat kepada orang tua, seorang muslim menunjukkan 
ketundukannya terhadap perintah Allah. 

Berbakti kepada orang tua juga memberikan dampak positif 
bagi kehidupan sosial dan psikologis seseorang.108 Hubungan yang 
harmonis dengan orang tua dapat menciptakan suasana keluarga yang 
penuh kasih sayang dan kedamaian. Hal ini sangat penting dalam 
membentuk karakter dan kepribadian anak-anak, yang nantinya akan 
menjadi generasi penerus yang berbudi luhur.109 Selain itu, rasa 
syukur dan hormat kepada orang tua juga dapat memperkuat ikatan 
emosional dan memberikan kedamaian jiwa bagi kedua belah pihak. 

Dalam praktiknya, berbakti kepada orang tua bisa diwujudkan 
dalam berbagai bentuk tindakan. Mulai dari hal-hal sederhana seperti 
berbicara dengan sopan, mendengarkan nasihat, hingga membantu 
mereka dalam pekerjaan rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari. 
Bahkan, ketika orang tua sudah lanjut usia dan memerlukan 
perawatan khusus, kewajiban anak untuk merawat dan menjaga 
mereka semakin besar.110 Semua ini adalah bentuk-bentuk nyata dari 
bakti kepada orang tua yang tidak hanya membawa kebahagiaan bagi 
mereka, tetapi juga mendatangkan berkah dan keridhaan Allah bagi 
sang anak.111 Hadis ini menegaskan bahwa keridhaan Allah terhadap 
seorang hamba sangat erat kaitannya dengan keridhaan orang tua 
terhadap anaknya. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu cara 
utama untuk mendapatkan ridha Allah. 
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B. Pentingnya Ketaatan kepada Orang Tua 

 
Ketaatan kepada orang tua adalah bagian penting dari ajaran 

Islam. Menghormati dan mematuhi orang tua dalam hal-hal yang tidak 
bertentangan dengan syariat adalah perintah utama yang harus 
dipatuhi oleh setiap Muslim.112 Dalam banyak ayat Al-Qur'an dan 
hadis, dijelaskan betapa menonjolnya kedudukan orang tua dan 
seberapa pentingnya berlaku baik kepada mereka. Nabi Muhammad 
SAW bersabda, "Kesenangan Allah sangat bergantung pada 
kesenangan orang tua dan amarah Allah sangat bergantung pada 
amarah orang tua." Hadis ini menggambarkan bahwa hubungan 
seseorang dengan Allah sangat dipengaruhi oleh cara seseorang 
memperlakukan orang tua.113 

Selain itu, ketaatan kepada orang tua juga menjadi ujian 
keimanan dan kesabaran bagi seorang Muslim. Orang tua kerap kali 
memberikan nasihat dan petunjuk yang bermanfaat berdasarkan 
pengalaman hidup mereka. Sebagai anak, menerima nasihat tersebut 
dengan lapang dada dan penuh hormat adalah bentuk penghargaan 
atas kebijaksanaan mereka.114 Dalam situasi di mana ada perbedaan 
pandangan, seorang anak tetap harus menunjukkan sikap sopan dan 
mencari jalan tengah yang tidak melanggar syariat. Ini adalah cara 
untuk menjaga keselarasan dalam keluarga dan tetap berpegang 
teguh pada ajaran agama. 

Pentingnya ketaatan kepada orang tua juga terlihat dalam 
sejarah Islam, di mana banyak cerita para sahabat Nabi yang 
menunjukkan pengabdian mereka kepada orang tua. Misalnya, kisah 
Uwais al-Qarni, seorang tabiin yang sangat berbakti kepada ibunya. 
Meskipun tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad 
SAW, Uwais mendapatkan pujian dari Nabi karena ketaatannya 
kepada ibunya.115 Cerita-cerita seperti ini menjadi contoh bagi umat 
Islam dalam menjalankan perintah berbakti kepada orang tua. 
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Lebih lanjut, penghormatan kepada orang tua memiliki dampak 
signifikan bagi kehidupan seorang Muslim. Orang tua yang merasa 
dihormati dan dicintai oleh anak-anaknya akan merasa bahagia dan 
tenang. Kebahagiaan mereka akan menjadi sumber berkat dan doa 
yang tulus untuk keberhasilan dan kebahagiaan anak-anak mereka. 
Doa orang tua yang ridho seringkali menjadi kunci keberhasilan 
seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam 
pendidikan, karir, maupun kehidupan rumah tangga.116 

Penghormatan kepada orang tua tidak hanya mencerminkan 
kebaikan individu tetapi juga menciptakan masyarakat yang harmonis 
dan penuh kasih sayang. Masyarakat yang anggotanya menghormati 
dan mematuhi orang tua akan memiliki ikatan yang erat dan nilai-nilai 
moral yang tinggi.117 Dalam konteks yang lebih luas, penghormatan 
kepada orang tua adalah bagian dari upaya untuk menjaga tradisi, 
budaya, dan nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh Islam.118 Dengan 
demikian, setiap Muslim diharapkan untuk senantiasa berbakti 
kepada orang tua sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan 
sebagai usaha untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. 
 

C. Peran Orang Tua dalam Kehidupan Anak 

 
Orang tua memiliki peran penting dalam kehidupan anak. 

Mereka adalah pembimbing, pendidik, dan sumber kasih sayang.119 
Oleh karena itu, menghormati dan menyayangi mereka adalah 
kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sejak 
lahir hingga dewasa, orang tua memberikan bimbingan dan arahan 
kepada anak-anak mereka. Mereka mengajarkan nilai-nilai moral, 
etika, dan agama yang menjadi dasar bagi perkembangan karakter 
anak.120 Dalam proses ini, orang tua tidak hanya berperan sebagai 

 
116 Candra, Joharis, and Zulkifli, “Budaya Sebagai Strategi Dakwah (Studi Kasus 

Budaya Kenduri Masyarakat Jawa Desa Sijambi).” 
117 Norhasyimah Hamzah et al., “Android Application for Children to Learn 

Basic Solat,” International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) 13, no. 07 
(July 11, 2019): 69, https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/10758. 

118 Hardiyanti Pratiwi, Rizki Noor Haida, and Dyah Ageng Pramesty Koenarso, 
“Implementasi Program Belajar Dari Rumah Dan Identifikasi Learning Loss Selama 
Pandemi: Studi Kasus Pada R.A. Di Daerah Terpencil,” Jurnal SMART (Studi 
Masyarakat, Religi, dan Tradisi) 8, no. 1 (June 30, 2022): 97–112, 
https://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart/article/view/1508. 

119 Mujahid, “Islamic Orthodoxy-Based Character Education: Creating 
Moderate Muslim in a Modern Pesantren in Indonesia.” 

120 Ismail Suwardi Wekke, Arhanuddin Salim, Yunus Salik, “PENDIDIKAN 
KARAKTER DALAM MASYARAKAT BUGIS,” Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan 
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pendidik formal tetapi juga sebagai teladan dalam berbagai aspek 
kehidupan. 

Sebagai figur penting dalam pembentukan karakter, orang tua 
memikul tanggung jawab besar untuk membimbing perkembangan 
pribadi si buah hati. Pendidikan awal yang mereka berikan di rumah 
menjadi landasan fundamental sebelum anak mulai belajar di 
sekolah.121 Lewat teladan dan pesan-pesan bijak, orang tua 
menanamkan nilai-nilai mulia seperti jujur, tanggung jawab, disiplin, 
dan kerja keras pada anak. Mereka juga memandu minat dan bakat 
sang buah hati, membantu menemukan potensi diri, serta memberi 
motivasi untuk meraih tujuan hidup positif. 

Kasih sayang orang tua adalah sumber kebahagiaan dan rasa 
aman bagi sang buah hati. Dalam lingkungan keluarga penuh kasih, 
anak tumbuh dengan percaya diri dan kemampuan menghadapi 
tantangan hidup. Kasih sayang tulus dari orang tua juga menciptakan 
ikatan emosional kuat antara mereka dan buah hati.122 Ikatan ini 
sangat penting dalam membangun hubungan harmonis dan saling 
mendukung di dalam keluarga. Anak yang merasa dicintai dan 
dihargai orang tua cenderung memiliki hubungan sosial sehat dan 
mampu berinteraksi dengan baik dengan orang lain. 

Menghormati dan menyayangi orang tua juga berarti memenuhi 
kebutuhan mereka, terutama saat mereka memasuki masa tuanya. 
Ketika orang tua sudah lanjut usia, mereka mungkin membutuhkan 
perhatian dan bantuan lebih dari anak-anak. Tanggung jawab anak 
adalah memberikan perawatan, dukungan, dan kasih sayang yang 
mereka butuhkan. Ini termasuk menjaga kesehatan mereka, 
memastikan kebutuhan sehari-hari terpenuhi, dan memberikan 
perhatian emosional.123 Dengan cara ini, anak-anak menunjukkan rasa 
syukur dan penghargaan atas segala pengorbanan yang telah 
dilakukan orang tua selama ini. 

Dalam ajaran agama Islam, menghargai serta menyayangi kedua 
orang tua dianggap sebagai amal saleh yang dilakukan. Nabi 
Muhammad SAW telah menganjurkan umatnya untuk selalu bersikap 
baik kepada kedua orang tua dan jangan sampai menyakiti perasaan 
mereka. Bahkan setelah mereka tiada, anak-anak masih wajib 

 
Masyarakat Islam 11, no. 1 (February 1, 2018): 41–62, 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/3415. 

121 Isnaini, “Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Melalui Manajemen 
Bimbingan Dan Konseling Islam.” 

122 Bukhori, “Dakwah Melalui Bimbingan Dan Konseling Islam.” 
123 Santia, Naat, and Jayadi, “Meningkatkan Karakter Menghormati Orang Tua 
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mendoakan mereka serta meneruskan amal baik atas nama mereka.124 
Dengan begitu, menghargai dan menyayangi kedua orang tua bukan 
hanya kewajiban sosial semata tetapi juga ibadah yang membawa 
berkah di dunia maupun akhirat. Denagn demikian, kedua orang tua 
memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang. Mereka 
adalah pembimbing, pendidik, serta sumber kasih sayang. Oleh karena 
itu, menghargai serta menyayangi mereka adalah tanggung jawab 
yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. 

D. Konsekuensi Kemarahan Orang Tua 

 
Nasihat ini memperingatkan bahaya kemarahan orang tua. 

Apabila orang tua dirundung kekecewaan atau amarah karena 
tindakan anak yang tak baik, maka kemurkaan Allah akan menyertai 
kemurkaan mereka.125 Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga 
tali silaturahim dengan orang tua. Dalam Islam, perilaku buruk 
terhadap orang tua tak hanya mendatangkan kerugian di dunia, tetapi 
juga di akhirat.126 Apabila orang tua dirundung luka hati atau derita 
karena perbuatan anak, maka ini bisa menjadi halangan bagi rahmat 
dan berkah Allah yang seharusnya dilimpahkan kepada mereka. 

Selain itu, kemarahan orang tua bisa mempengaruhi kehidupan 
anak secara langsung. Anak yang kerap membuat orang tua muram 
atau kecewa mungkin akan menghadapi kesulitan dan rintangan 
dalam hidupnya.127 Doa orang tua, baik berupa doa kebaikan atau 
sebaliknya, memiliki kekuatan yang besar. Oleh karena itu, penting 
bagi setiap anak untuk berusaha menjaga hati dan perasaan orang tua, 
senantiasa berbuat baik, dan menghindari tindakan yang dapat 
menyakiti mereka.128 Dengan demikian, mereka dapat memperoleh 
ridha Allah dan hidup yang penuh dengan berkah dan kejayaan. 

Menjunjung tinggi martabat orang tua juga mencerminkan rasa 
syukur atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah mereka 
berikan. Orang tua seringkali mengorbankan waktu, tenaga, bahkan 

 
124 Sholikah, “Konsep Kasih Sayang Orang Tua Dan Anak Dalam Tafsir Al-

Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab.” 
125 Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam.” 
126 Wakhid Ichsanto, “Kemampuan Membaca Alquran Dan Menghormati Orang 

Tua Dengan Prestasi Belajar PAI Siswa SMP Surakarta.” 
127 Mariana and T Fathoni, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Agama Islam Orang 

Tua Terhadap Karakter Religius Peserta Didik,” Jurnal Mentari 1, no. 1 (2021): 9–16, 
https://jurnal.lppmstkipponorogo.ac.id/index.php/Mentari/article/view/42%0Ahtt
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128 Santia, Naat, and Jayadi, “Meningkatkan Karakter Menghormati Orang Tua 
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kebahagiaan pribadi demi kebaikan anak-anak mereka. Apabila anak-
anak telah dewasa, mereka harus menyadari betapa besarnya 
pengorbanan tersebut dan berusaha untuk membalas dengan 
kebaikan.129 Dengan menunjukkan rasa hormat dan penghargaan, 
anak-anak dapat membuat orang tua merasa dihargai dan dicintai, 
sehingga hubungan keluarga menjadi lebih serasi. 

Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga hubungan harmonis 
dengan orangtua adalah suatu kewajiban mulia bagi setiap anak. Hal 
sederhana namun penuh makna dapat dilaksanakan, seperti 
mengucapkan terima kasih atas bimbingan serta nasihat yang 
diberikan, berbicara dengan penuh rasa hormat, dan mendengarkan 
dengan sepenuh perhatian ketika mereka berkeluh kesah. Selain itu, 
meluangkan waktu bersama untuk kunjungan rutin atau 
menghubungi melalui telepon, sangatlah penting untuk menunjukkan 
afeksi serta kasih sayang.130 Tindakan-tindakan kecil namun berharga 
ini dapat membuat bahagia orangtua dan memperkuat tali 
silaturahim. 

Sebagai penutup, menjalin hubungan harmonis dengan 
orangtua merupakan aspek integral dari kehidupan seorang muslim. 
Dengan menghormati dan berbuat baik untuk orangtua, anak-anak 
tidak saja memenuhi kewajiban agama namun juga membangun 
pondasi kokoh menuju kehidupan yang berkah. Menghindari sikap 
yang dapat memunculkan amarah orangtua adalah langkah penting 
dalam mencapai ridho Allah.131 Oleh karena itu, setiap muslim 
hendaklah berusaha sebaik-baiknya untuk membahagiakan orangtua 
dan menjaga hubungan yang serasi, sehingga mendapat berkah serta 
rahmat dari Allah SWT. 

Hadis ini juga memperingatkan mengenai bahaya amarah 
orangtua. Apabila orangtua merasa tidak puas atau marah terhadap 
anak karena perilaku yang buruk, maka amarah Allah ikut 
menyertainya. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga 
hubungan serasi dengan orangtua. 
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BAB V. INDAHNYA KASIH SAYANG 

 
 

حدثنا ِبو نكل بن َِّح  شيب  وْسدص الم  د قالا: حدثنا سحياَ عن عملو 
عن َِّح  قابوس ْو  ل بد الله بن عملو عن عبد الله بن عملو  ب غ نع 

وس ِ:  ع يع  الله  ُلَ  ِيَ     الن ح   ا حَمُوا  حمنُ،  اللَّ  ُِ َ لْحَمُْ  
َ
اللّاحِمُوَ

  السّماء
ن فد َْ  ِ

ِّ
 اص ضِ َ لْحْمْك

 
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan 
Musaddad secara makna, keduanya berkata: telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Amru dari Abu Qabus -mantan budak 
(yang telah dimerdekakan oleh) Abdullah bin Amru- dari Abdullah 
bin Amru dan sanadnya sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam, beliau bersabda: "Para penyayang akan disayangi oleh Ar 
Rahman. Sayangilah penduduk bumi maka kalian akan disayangi 
oleh siapa saja yang berada di langit (HR. Abu Dawud 4290) 
 
Pokok-Pokok Kandungan Hadis: 
 

A. Menyayangi Sesama 

 
Hadis ini menekankan pentingnya menyayangi sesama manusia. 

Menyayangi orang lain adalah tindakan yang diwajibkan dan 
dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, kasih sayang dan 
kelembutan merupakan bagian tak terpisahkan dari sifat mulia 
seorang Muslim.132 Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sifat penuh 
kasih sayang, baik kepada keluarga, sahabat, maupun semua orang. 
Menyayangi sesama merefleksikan sifat mulia Nabi yang layak 
dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menyayangi orang lain juga berarti seseorang harus bersikap 
peduli dan empati terhadap keadaan mereka. Ketika seseorang sedang 
mengalami kesulitan atau kesedihan, sebagai seorang Muslim, 
seseorang diwajibkan untuk memberikan bantuan dan dukungan 

 
132 Darmalaksana Wahyudin, “Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, 2021,” Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2021): 1–
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batin.133 Dengan menunjukkan kasih sayang, seseorang dapat 
membantu meringankan beban orang lain dan memberikan mereka 
kekuatan untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Tindakan ini 
tidak hanya mendekatkan seseorang kepada orang lain, tetapi juga 
mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. 

Selain itu, menyayangi sesama dapat menciptakan lingkungan 
yang serasi dan penuh dengan kebaikan. Dalam masyarakat yang 
penuh dengan kasih sayang, setiap individu merasa dihargai dan 
diperhatikan. Hal ini akan mengurangi konflik dan meningkatkan rasa 
persaudaraan di antara anggota masyarakat. Kasih sayang menjadi 
landasan kokoh untuk membangun komunitas yang solid dan saling 
mendukung.134 

Pentingnya menyayangi sesama juga terlihat dalam berbagai 
amalan ibadah dalam ajaran Islam. Sebagai contoh, zakat dan sedekah 
adalah bentuk nyata dari kasih sayang terhadap mereka yang kurang 
mampu. Dengan memberikan sebagian harta kepada yang 
membutuhkan, seseorang menunjukkan bahwa seseorang peduli dan 
ingin membantu meringankan beban mereka. Amalan ini tidak hanya 
memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga membersihkan harta 
seseorang dan meningkatkan keberkahan dalam hidup seseorang.135 

Terakhir, menghargai sesama merupakan cerminan dari iman 
yang terjaga. Seorang Muslim sejati yang faham akan ajaran agama 
akan senantiasa berusaha memperluas kasih sayang kepada 
sesamanya. Kasih sayang ialah manifestasi nyata dari cinta kepada 
Allah dan Rasul-Nya.136 Dengan menyayangi sesama, seseorang 
menunjukkan bahwa dirinya menghargai dan mentaati ajaran Islam 
secara keseluruhan. Inilah salah satu cara seseorang untuk 
mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan meraih keridhaan-Nya. 

 

 
133 Bambang Qomaruzzaman, “The Theology of Non-Violenct Islamic 

Education Based on Al-Sira Al-Nabawiyya,” HTS Teologiese Studies / Theological 
Studies 77, no. 4 (May 28, 2021), 
http://www.hts.org.za/index.php/HTS/article/view/6268. 

134 Salman Al Parisi et al., “Perspektif Riba Dan Studi Kontemporer-Nya Dengan 
Pendekatan Tafsir Al Quran Dan Hadits,” JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 8, 
no. 1 (October 31, 2018): 23, 
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135 Rozzana Erziaty et al., “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah Pada 
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Masyarakat 5, no. 3 (June 27, 2021): 582–588, 
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241. 



 

35 

 

B. Menyayangi dan Disayangi  

 
Riwayat ini memaparkan adanya hubungan timbal balik antara 

menyayangi dan disayangi. Seseorang yang menyayangi orang lain 
akan mendapat balas kasih sayang pula dari orang tersebut. Hal ini 
mencerminkan prinsip timbal membalik dalam hubungan sosial. 
Dalam konteks kemasyarakatan, hubungan timbal membalik ini 
sangat penting karena menciptakan siklus positif yang memperkuat 
tali antarindividu. Apabila seseorang merasa dihargai dan disayangi, 
mereka cenderung memperlakukan orang lain dengan cara serupa, 
sehingga membentuk lingkungan yang lebih serasi dan mendukung.137 
Dengan demikian, apa yang seseorang sukai juga akan disukai orang 
lain. Sebaliknya, apa pun yang seseorang benci tentunya dibenci pula 
oleh orang lain. 

Selain itu, prinsip timbal membalik ini turut meningkatkan rasa 
saling mempercayai dan kebersamaan di kalangan anggota 
masyarakat. Apabila seseorang menyayangi dan menunjukkan 
kebaikan kepada orang lain, mereka menanam biji kepercayaan yang 
akan tumbuh dan berkembang seiring waktu. Kepercayaan tersebut 
menjadi pondasi kokoh untuk membangun hubungan yang teguh dan 
kekal.138 Dalam jangka panjang, hal ini akan mencipta komunitas yang 
lebih stabil dan damai, di mana setiap individu merasa aman dan 
dihargai. 

Prinsip timbal balik dalam menjamah orang lain dapat dilihat 
sebagai balasan dari kebenaran Ilahi. Sang Maha Kuasa mengajarkan 
bahwa tiap perbuatan mulia akan dibalas dengan ganjaran sebanding. 
Apabila seseorang menyayangi sesama, dia tengah menanam 
kebajikan yang akan terkumpul hasilnya di hari nanti. Balasan kasih 
sayang ini dapat datang dalam berbagai model, baik secara langsung 
dari orang yang dibantu maupun dari Allah SWT dalam rupa rejeki, 
kegembiraan, atau perlindungan dari berbagai kesulitan.139 

Lebih daripada itu, prinsip timbal balas ini dapat jadi dorongan 
bagi seseorang untuk senantiasa berbuat baik. Mengetahui bahwa tiap 
kasih sayang yang disampaikan akan pulang kembali kepada diri 
membuat seseorang lebih bersemangat untuk menyebarkan kebaikan. 

 
137  (Parisi et al., 2018) 
138 Qomaruzzaman, “The Theology of Non-Violenct Islamic Education Based on 
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Ini bukan hanya tentang menerima balasan, tetapi juga mengenai 
menciptakan dampak positif yang lebih luas di diri sendiri.140 Dengan 
terus menyayangi dan membantu sesama, seseorang ikut serta dalam 
menciptakan dunia yang lebih baik dan penuh dengan kasih sayang. 

Akhirnya, hubungan timbal balik dalam saling menyayangi 
mengajarkan seseorang tentang pentingnya ikatan emosional dalam 
kehidupan sosial. Kasih sayang tidak hanya memperkuat tautan 
antarindividu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan batin 
seseorang sendiri. Apabila seseorang merasa dicintai dan dihargai, 
seseorang akan merasa lebih bahagia dan puas dengan hidupnya.141 
Ini menunjukkan bahwa menyayangi sesama bukan hanya kewajiban 
moral, tetapi juga kebutuhan batin yang mendasar. Dengan demikian, 
sabda ini mengajarkan seseorang untuk senantiasa menyebarkan 
kasih sayang sebagai jalan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan 
bersama. 

C. Nilai Kemanusiaan dan Kebaikan 

 
Menyayangi sesama manusia adalah bentuk amal kebaikan 

mulia yang sangat dianjurkan agama. Ajaran Islam mengingatkan 
bahwa kebaikan yang dilakukan kepada orang lain akan kembali pada 
diri sendiri dalam bentuk yang sama atau lebih bermanfaat.142 Dalam 
keseharian, setiap tindukan kasih sayang yang diberikan kepada 
sesama, baik melalui bantuan, perhatian, maupun dukungan, akan 
memberi pengaruh besar nilai kemanusiaan. Amalan kasih sayang 
tidak hanya memberi manfaat langsung bagi penerima, tetapi juga 
memperkaya kehidupan diri sendiri dengan cara tak terduga 
sebelumnya.143 

Lebih dari itu, amal kebaikan lewat kasih sayang mengajari 
untuk peduli pada niat murni dalam berbuat baik. Apabila seseorang 
menyayangi orang lain tanpa mengharap balas budi langsung, dia 
sedang menanam biji kebaikan yang akan tumbuh dan berbuah suatu 
hari nanti. Niat tulus ini mencerminkan sikap hati jujur dan murni, 

 
140 Angela and Thahar, “NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM NOVEL 
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menjadi dasar segala amal yang diterima Allah SWT.144 Dengan 
demikian, seseorang belajar untuk berbuat baik bukan karena 
imbalan, melainkan karena memang sudah semestinya sebagai 
manusia. 

Amal kebaikan dalam bentuk menyayangi sesama juga berperan 
mengeratkan tali silaturahim dan membangun masyarakat yang lebih 
erat. Bila setiap individu dalam suatu komunitas saling menyayangi 
dan mendukung, mereka menciptakan lingkungan penuh keselarasan 
dan pengertian. Ini penting untuk membangun masyarakat kukuh dan 
tangguh, di mana setiap anggotanya merasa aman dan terlindungi.145 
Dengan demikian, ajaran ini mengajarkan bahwa kebaikan yang 
diberikan kepada orang lain akan menciptakan dampak positif yang 
jauh lebih besar dalam skala sosial. 

Selain itu, mengasihi sesama sebagai bentuk amal kebaikan 
mampu meningkatkan kesejahteraan batin seseorang sendiri. Apabila 
seseorang mengerjakan kebaikan dan melihat kegembiraan yang 
dihasilkannya kepada orang lain, seseorang pula merasakan 
kegembiraan tersebut. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan erat 
antara berbuat baik dan kesejahteraan mental.146 Mengasihi dan 
membantu orang lain dapat mengurangi stress, meningkatkan rasa 
puas dalam hidup, dan memberikan perasaan bahwa seseorang 
memiliki tujuan yang bermakna dalam hidup. 

Hadis ini mengingatkan seseorang bahwa amal kebaikan yang 
dilakukannya adalah investasi jangka panjang untuk akhirat. Allah 
SWT telah menjanjikan balasan yang lebih baik bagi tiap-tiap kebaikan 
yang dilakukan oleh seseorang.147 Dengan mengasihi sesama, 
seseorang tidak hanya mendapat balasan di dunia dalam bentuk kasih 
sayang dan kebaikan yang kembali kepadanya, tetapi juga balasan di 
akhirat yang jauh lebih besar dan kekal. Ini mengajarkan seseorang 
untuk senantiasa berbuat baik dan mengasihi orang lain sebagai 
bagian dari upaya agar meraih ridha Allah dan kebahagiaan kekal di 
akhirat. 
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D. Kasih Sayang Terhadap Lingkungan 

 
Kasih sayang tidak hanya terbatas kepada sesama manusia, 

namun juga hendak diberi kepada makhluk hidup lainnya, termasuk 
hewan dan lingkungan. Mencintai hewan dengan memberikan 
perawatan yang baik, jangan melukai mereka, serta menjaga 
kelestarian lingkungan adalah bentuk kasih sayang yang diajarkan 
dalam agama Islam.148 Allah SWT menciptakan segala makhluk di 
muka bumi ini dengan tujuan khusus, dan sebagai khalifah di muka 
bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta 
melindungi ciptaan-Nya. Dengan menunjukkan kasih sayang kepada 
makhluk lain, seseorang menghargai ciptaan Allah dan menjalankan 
tugas seseorang sebagai penjaga bumi. Kasih sayang yang meluas ini 
pula membantu menciptakan keseimbangan ekosistem dan menjaga 
kelangsungan hidup di planet ini.149 

Mencintai hewan berarti memberikan mereka lingkungan yang 
aman dan nyaman untuk hidup. Hewan peliharaan, misalnya, 
memerlukan makanan, tempat tinggal yang layak, serta perhatian dari 
pemiliknya. Perbuatan baik terhadap hewan menunjukkan bahwa 
seseorang menghargai mereka sebagai makhluk hidup yang juga 
memiliki perasaan dan kebutuhan. Selain itu, penting juga untuk 
melindungi hewan liar dengan tidak merusak habitat alami mereka 
dan tidak memburu mereka secara berlebihan.150 Dengan melindungi 
hewan, seseorang berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman 
hayati yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Tindakan 
ini mencerminkan kasih sayang seseorang yang tulus dan kesadaran 
akan peran seseorang sebagai pelindung alam. 

 
148 Yuyun Affandi et al., “Da’wah Qur’aniyah Based on Environmental 
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Merawat kelestarian lingkungan juga menjadi manifestasi kasih 
sayang yang sangat penting. Lingkungan yang bersih dan sehat ialah 
medan di mana seluruh makhluk hidup dapat berkembang dengan 
baik. Tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah 
sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, serta mendaur ulang 
limbah dapat memberi dampak positif yang besar.151 Di samping itu, 
menanam pohon, mengurangi emisi karbon, serta menjaga kebersihan 
air ialah langkah-langkah nyata yang bisa seseorang lakukan untuk 
melestarikan lingkungan. Dengan menjaga alam, seseorang 
memastikan bahwa generasi masa depan dapat menikmati indah dan 
manfaat yang sama persis seperti yang seseorang nikmati saat ini.152 
Cinta kasih terhadap lingkungan menunjukkan rasa tanggung jawab 
seseorang sebagai makhluk yang dianugerahi oleh Allah untuk 
merawat bumi. 

Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab 
besar untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tanggung jawab ini 
tidak semata-mata mencakup upaya pelestarian, akan tetapi juga 
kesadaran akan dampak dari tindakan seseorang terhadap 
lingkungan. Mengurangi konsumsi berlebihan, menggunakan sumber 
daya alam secara bijak, dan mengadopsi gaya hidup berkelanjutan 
ialah cara-cara untuk mengurangi jejak ekologis seseorang.153 
Kesadaran ini perlu ditanamkan sejak dini, dimulai dari pendidikan di 
rumah dan sekolah, agar anak-anak tumbuh dengan penghargaan dan 
cinta kasih terhadap alam.154 Dengan demikian, seseorang dapat 
menciptakan generasi yang lebih peduli dan bertanggung jawab 
terhadap lingkungan, serta mampu menjaga kelangsungan hidup di 
planet ini. 

Kasih sayang seseorang terhadap alam sekitar tak hanya 
membawa pengaruh positif bagi lingkungan, namun juga terhadap 
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kehidupan manusia itu sendiri. Jika ekosistem seimbang, seseorang 
dapat bernapas di udara bersih dan minum air tawar serta menyantap 
makanan berkualitas. Ketiganya sangat penting untuk menjaga 
kesehatan dan kesejahteraan insani.155 Selain itu, menunjukkan rasa 
peduli pada hewan dan tumbuh-tumbuhan juga dapat mengajarkan 
seseorang nilai-nilai kemanusiaan yang mulia seperti empati, 
tanggung jawab, serta rasa syukur. Dengan memahami betapa 
pentingnya kasih sayang kepada segala makhluk ciptaan Yang Maha 
Kuasa, mari kita hidup rukun bersama manusia lain dan alam sekitar, 
serta menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. 
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BAB VI. SALING MEMAAFKAN 
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Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah 
sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi 
seorang hamba dengan pemberian maafnya kecuali kemuliaan, serta 
tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Dia akan 
meninggikan derajatnya (HR. Muslim). 
 
Pokok-pokok Kandungan Hadis: 

A. Anjuran Untuk Saling Memaafkan 

 
Hadis ini mengajarkan kebaikan sifat memaafkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Memaafkan adalah tindakan mulia yang 
disarankan dalam agama Islam. Dalam hidup seseorang, kadang kala 
orang lain dapat melakukan kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja. 
Oleh karena itu, memaafkan kesalahan orang lain merefleksikan hati 
yang lapang serta jiwa yang besar.156 Islam mengajarkan bahwa 
memaafkan bukan hanya perbuatan yang baik tetapi juga kewajiban 
moral bagi setiap Muslim. Dengan memaafkan, seseorang tidak hanya 
bebas dari beban emosi negatif tetapi juga membuka jalan untuk 
hubungan yang lebih harmonis dengan sesama. 

Setelah memaafkan, langkah selanjutnya adalah memperbaiki 
hubungan. Ketika seseorang memaafkan, memberikan kesempatan 
untuk memperbaiki kesalahan dan membangun kepercayaan 
kembali.157 Dalam konteks keluarga, misalnya, memaafkan dan 
memperbaiki hubungan dapat memperkuat tali silahturahim antar 
anggota keluarga dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih 
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sayang.158 Di tempat kerja, memaafkan rekan kerja atas kesalahan 
dapat meningkatkan kerjasama dan produktivitas. Di masyarakat, 
memaafkan dapat mengurangi konflik dan menciptakan lingkungan 
yang lebih damai dan harmonis. Oleh karena itu, memperbaiki 
hubungan setelah memaafkan adalah langkah penting yang tidak 
boleh diabaikan. 

Pahala yang akan diberikan Allah kepada mereka yang 
memaafkan dan memperbaiki hubungan menunjukkan seberapa 
besar nilai perbuatan itu di sisi-Nya. Dalam agama Islam, pahala 
adalah ganjaran dari Allah atas amal shaleh yang dilakukan oleh 
hamba-Nya. Pahala ini tidak semata-mata berupa balasan di akhirat, 
tetapi juga dapat dirasakan di dunia dalam bentuk kedamaian hati, 
kedamaian hidup, dan kebahagiaan. Ketika seseorang memaafkan dan 
memperbaiki hubungan, seseorang sebenarnya sedang berinvestasi 
untuk kebahagiaannya sendiri di dunia dan akhirat.159 Keyakinan akan 
pahala dari Allah memberikan dorongan tambahan bagi seseorang 
untuk terus berusaha memaafkan dan memperbaiki hubungan, 
meskipun kadang-kadang sulit. 

Mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal memaafkan dan 
memperbaiki hubungan adalah bagian dari mengikuti sunah beliau. 
Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam segenap aspek 
kehidupan, termasuk dalam hal memaafkan. Beliau memaafkan 
mereka yang telah menyakitinya, bahkan dalam kondisi yang sangat 
sulit. Ketika Nabi Muhammad SAW memaafkan penduduk Mekkah 
yang telah mengusir dan memeranginya, beliau menunjukkan bahwa 
memaafkan adalah tindakan yang menunjukkan kekuatan dan 
kemuliaan hati.160 Umat Islam diajari untuk meniru teladan Nabi 
Muhammad SAW dalam memaafkan, karena dengan demikian 
seseorang akan menjadi pribadi yang lebih baik dan mendekatkan diri 
kepada Allah. 

Menghindari permusuhan dan konflik adalah salah satu tujuan 
besar dari ajaran memaafkan dalam Islam. Permusuhan dan konflik 
hanya akan menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. 
Dengan memaafkan, seseorang memutus rantai permusuhan dan 
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membuka jalan bagi perdamaian. Agama Islam sangat menekankan 
pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat. Ketika seseorang 
memaafkan, seseorang berkontribusi pada terciptanya masyarakat 
yang lebih rukun dan damai.161 Menanamkan sifat pemaaf dalam diri 
seseorang adalah langkah pertama menuju masyarakat yang bebas 
dari konflik dan dipenuhi dengan kasih sayang dan pengertian. Ini 
adalah tujuan mulia yang harus diperjuangkan bersama dalam 
kehidupan seharian. 

 

B. Memperbaiki Hubungan Yang Rusak 

 
Selain memaafkan, hadis ini juga menekankan pentingnya 

membaikkan hubungan yang retak. Membaikkan hubungan 
merupakan bagian dari menjaga keselarasan dalam masyarakat. 
Hubungan yang retak, baik itu dalam keluarga, persahabatan, atau 
komunitas, dapat menyebabkan ketegangan dan perpecahan. Ketika 
seseorang berusaha membaikkan hubungan, seseorang menunjukkan 
komitmen untuk tidak membiarkan konflik dan kesalahfahaman 
berlarut-larut.162 Ini adalah langkah proaktif yang mencegah situasi 
menjadi lebih buruk dan memastikan bahwa ikatan sosial tetap kuat. 
Dalam Islam, menjaga keselarasan masyarakat adalah salah satu nilai 
yang sangat dihargai, dan membaikkan hubungan adalah salah satu 
cara untuk mencapainya. 

Membaikkan hubungan yang retak juga menunjukkan 
keterbukaan hati dan ketulusan seseorang. Tindakan ini memerlukan 
keberanian untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memberi 
kesempatan kedua kepada orang lain. Proses ini tidak selalu mudah, 
tetapi sangat penting untuk menghindari dendam dan kebencian yang 
berpanjangan.163 Dengan demikian, membaikkan hubungan adalah 
bentuk nyata dari penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-
hari. Islam mengajarkan bahwa tindakan memaafkan dan 
membaikkan hubungan adalah cara untuk mencapai keridhoan Allah 
dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan 
kedamaian. 
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Dalam konteks keluarga, membaikkan hubungan yang retak 
adalah kunci untuk menciptakan keluarga yang serasi dan bahagia.164 
Ketika ada perselisihan antara anggota keluarga, penting untuk segera 
mencari solusi dan membaikkan hubungan yang terganggu. Ini bisa 
dilakukan melalui komunikasi yang baik, saling memahami, dan 
komitmen untuk membaikkan kesalahan.165 Keluarga adalah unit 
dasar dalam masyarakat, dan keselarasan dalam keluarga akan 
berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena 
itu, membaikkan hubungan dalam keluarga adalah langkah penting 
dalam menjaga stabilitas dan keselarasan dalam masyarakat. 

Di tempat kerja, memperbaiki hubungan antara rekan yang 
telah rusak dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan 
lingkungan yang lebih positif. Konflik dan ketegangan di tempat kerja 
dapat menghambat kerja sama tim dan mengurangi efektivitas 
mereka.166 Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk 
berusaha memperbaiki hubungan dengan rekan mereka yang telah 
rusak. Ini dapat dilakukan melalui dialog terbuka, mengakui 
kesalahan, serta mencari solusi bersama.167 Dengan demikian, 
memperbaiki hubungan di tempat kerja tidak hanya bermanfaat bagi 
individu yang terlibat, tetapi juga untuk keseluruhan organisasi. 

Dalam konteks masyarakat yang lebih luas, memperbaiki 
hubungan yang telah rusak merupakan cara efektif untuk mencegah 
terjadinya konflik dan mempromosikan perdamaian. Masyarakat yang 
harmonis ialah masyarakat dimana setiap anggotanya saling 
mendukung dan memahami satu sama lain.168 Ketika terjadi 
perselisihan, langkah awal yang harus diambil adalah berusaha untuk 
memperbaiki hubungan yang terganggu. Ini dapat dilakukan melalui 
mediasi, dialog, serta berbagai upaya rekonsiliasi lainnya.169 Dengan 
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memperbaiki hubungan yang telah rusak, seseorang berkontribusi 
pada terciptanya masyarakat yang lebih damai dan harmonis, sejalan 
dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya persatuan dan 
kerja sama. 

C. Memaafkan adalah Anugerah Allah 

 
Hadits ini menegaskan bahwa ganjaran bagi orang yang 

memaafkan dan memperbaiki hubungan berasal dari Allah. Hal ini 
menunjukkan seberapa tingginya nilai perbuatan tersebut di sisi 
Allah. Dalam Islam, ganjaran adalah balasan yang diberikan Allah 
kepada hamba-Nya atas amal sholeh yang dilakukan. Apabila 
seseorang memaafkan dan memperbaiki hubungan, seseorang tidak 
hanya menjalankan perintah agama, namun juga meraih ganjaran 
yang besar dari Allah. Hal ini memberikan motivasi tambahan bagi 
setiap muslim untuk terus berusaha memaafkan dan memperbaiki 
hubungan, meski terkadang sulit.170 Kepercayaan bahwa Allah akan 
memberikan ganjaran atas perbuatan ini memberikan kekuatan 
spiritual yang kuat. 

Selain itu, mendapatkan ganjaran dari Allah karena memaafkan 
dan memperbaiki hubungan juga menegaskan pentingnya niat yang 
ikhlas dalam melakukan perbuatan baik. Dalam Islam, niat 
memainkan peran penting dalam menentukan nilai suatu amal. 
Dengan niat yang ikhlas untuk memaafkan dan memperbaiki 
hubungan, seseorang berusaha untuk meraih keridhaan Allah.171 Ini 
berarti seseorang melakukan perbuatan tersebut bukan untuk 
mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia, melainkan 
semata-mata untuk mendapatkan ganjaran dari Allah. Keikhlasan ini 
akan memperkuat hati seseorang dalam menjalankan perbuatan baik 
dan memastikan bahwa seseorang tetap istiqomah dalam beramal 
soleh. 

Memaafkan dan memperbaiki hubungan juga memiliki dampak 
positif bagi diri sendiri. Apabila seseorang memaafkan, seseorang 
membebaskan diri dari beban emosi seperti dendam dan 
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kebencian.172 Hal ini akan memberikan ketenangan hati dan pikiran, 
serta meningkatkan kesehatan mental seseorang. Selain itu, 
memperbaiki hubungan yang rusak akan menciptakan lingkungan 
yang lebih harmonis dan mendukung. Dengan demikian, ganjaran dari 
Allah tidak hanya dirasakan di akhirat, namun juga membawa manfaat 
langsung dalam kehidupan duniawi.173 Hal ini menunjukkan seberapa 
besar kebijaksanaan Allah dalam memberikan balasan atas perbuatan 
baik. 

Teladan mulia Rasulullah saw dalam memaafkan dan 
memperbaiki hubungan merupakan contoh sikap terpuji bagi umat 
Islam. Beliau mampu mengampuni lawan-lawan yang pernah 
menyakiti, bahkan ketika situasinya rumit dan mengancam. 
Mencontoh beliau dalam hal ini bukan hanya menjalankan ajaran 
agama secara benar, tetapi juga berusaha meraih tingkat iman yang 
lebih tinggi.174 Dengan begitu, memaafkan dan memperbaiki 
hubungan menjadi cara mendekat pada Allah serta memperoleh 
pahala besar. 

Hadis tersebut turut memperingatkan betapa pentingnya 
memaafkan dan memperbaiki hubungan sebagai salah satu bentuk 
ibadah. Islam tidak hanya mengaitkan ibadah dengan ritual tertentu 
seperti shalat dan puasa, melainkan juga perbuatan mulia dalam 
kehidupan sehari-hari. Mengampuni dan memperbaiki hubungan 
adalah bagian dari ibadah sosial yang sangat disarankan agama.175 
Dengan melakukannya, seseorang dapat meningkatkan kualitas 
hubungan dengan sesama dan lebih dekat pada Allah. Hal ini 
menggambarkan luasnya konsepsi ibadah dalam Islam dan 
pentingnya mempraktikkan nilai-nilai agama secara nyata. 

D. Mewujudkan Perdamaian  

 
Dengan memaafkan dan memperbaiki hubungan, perdamaian 

dan ketentraman masyarakat dapat tercipta. Hal itu merupakan 
tujuan mulia dalam ajaran Islam. Agama ini menegaskan pentingnya 
hidup rukun dan damai bersama orang lain. Apabila setiap individu 
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dalam masyarakat saling memaafkan dan memperbaiki hubungan, 
mereka dapat membangun lingkungan yang saling mendukung dan 
penuh kasih sayang.176 Konflik dan pertengkaran hanya akan 
menimbulkan kerugian baik secara pribadi maupun sosial. Oleh 
karena itu, Islam menganjurkan umatnya selalu mementingkan 
perdamaian dan mencari solusi damai bagi setiap perselisihan yang 
muncul. 

Perdamaian dalam masyarakat bergantung pada hubungan 
yang harmonis antar anggota masyarakat. Islam menekankan 
pentingnya rasa persaudaraan yang melampaui batas-batas lainnya. 
Ukhuwah Islamiyah memandang setiap muslim sebagai saudara. 
Memaafkan dan menyembuhkan luka membangun tali persaudaraan, 
mencegah perpecahan, dan mendukung kedamaian. Persaudaraan 
yang kokoh adalah dasar masyarakat aman dan rukun.177 Qur'an 
menyerukan persatuan dan mencegah perpecahan. Ketentraman dari 
memaafkan membawa berkah bagi masyarakat. Masyarakat aman dan 
harmonis mampu maju di ekonomi, pendidikan, dan sosial. 
Kedamaian memungkinkan fokus pada kesejahteraan bersama.178 
Mengurangi konflik dan meningkatkan kerja sama memungkinkan 
tujuan bersama. 

Selain itu, memaafkan dan menyembuhkan luka memiliki 
dampak positif pada kejiwaan dan emosi. Hidup dalam konflik dan 
permusuhan bisa menyebabkan stres dan masalah kesehatan mental. 
Sebaliknya, memaafkan membawa lega dan ketenangan. Orang yang 
memaafkan cenderung bahagia dan sehat.179 Dengan demikian, ajaran 
Islam tentang memaafkan bukan hanya berdampak sosial tetapi juga 
individu, menunjukkan keseimbangan ajaran Islam dalam kehidupan 
manusia. 

Sungguh mulia ajaran agama Islam yang mengajarkan 
pengampunan dan rekonsiliasi. Dalam surat Al-Maidah ayat 13, Allah 
menginstruksikan umatnya untuk selalu memaafkan dan 
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menghilangkan kebencian di hati. Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah teladan sempurna akan nilai-nilai ini. Ketika kaum 
Quraisy menganiaya beliau di Makkah, beliau tidak pernah membalas 
dengan kekerasan melainkan senantiasa menyeru kepada jalan yang 
lebih mulia yakni cinta dan damai.180 

Salah satu contoh gemilang adalah saat penaklukan Makkah, 
meskipun seluruh penduduk pernah mengusir dan menganiaya 
beliau, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan 
pengampunan semesta dengan harapan perdamaian dapat terwujud. 
Demikian pula ketika Wahsyi membunuh paman tersayangnya 
Hamzah, beliau tetap memberi kesempatan kedua untuk bertobat. 
Ajaran ini mengingatkan seseorang bahwa kekuatan sejati terletak 
pada kemampuan untuk melepaskan dendam dan memberi maaf, 
bukan balas dendam.181 Melalui teladan Rasulullah, umat Islam dapat 
belajar bahwa pengampunan dan rekonsiliasi adalah kunci utama 
terciptanya masyarakat yang damai dan berkasih sayang. 

Dalam hidup sehari-hari, umat Islam dapat banyak mengambil 
pelajaran dari sikap memaafkan yang dicontohkan oleh Nabi 
Muhammad SAW. Setiap kali ada orang menghadapi situasi dimana 
orang lain melakukan kesalahan kepada dirinya, diingatkan untuk 
merespons dengan cara yang penuh kasih dan memahami, seperti 
yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.182 Ini tidak berarti seseorang 
harus mengabaikan kesalahan, tetapi lebih pada bagaimana 
merespons dengan cara yang membangun dan memaafkan. Dengan 
mencontoh dia, seseorang bisa menciptakan lingkungan yang lebih 
damai dan serasi di lingkungan seseorang. Sikap ini tidak hanya 
membawa kebaikan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain di 
lingkungan seseorang. 

Meniru contoh Rasulullah SAW dalam memaafkan juga 
membantu seseorang dalam membangun karakter yang mulia. 
Memaafkan adalah salah satu sifat yang sangat dihargai dalam Islam 
dan cermin dari hati yang lapang dan jiwa yang kuat. Dengan berlatih 
memaafkan, seseorang mengembangkan kemampuan untuk 
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mengendalikan emosi negatif seperti marah dan dendam.183 Ini adalah 
bagian penting dari proses penyucian diri atau penyucian jiwa, yang 
merupakan tujuan utama dalam kehidupan seorang muslim. 
Memaafkan membantu seseorang untuk selalu diingatkan bahwa 
tujuan hidup adalah untuk meraih redha Allah dengan mencontoh 
akhlak mulia Rasulullah SAW. 

Pada akhirnya, mencontoh sikap memaafkan Rasulullah SAW 
adalah bentuk nyata dari taat seseorang kepada Allah dan utusan-Nya. 
Allah memerintahkan seseorang untuk memaafkan dan memperbaiki 
hubungan dalam banyak ayat Al-Quran, dan Rasulullah SAW 
menunjukkan bagaimana hal ini dapat dilakukan dalam praktik 
sehari-hari. Dengan memaafkan, seseorang tidak hanya menjalankan 
perintah agama, tetapi juga memperkuat ikatan seseorang dengan 
Allah. Ini adalah jalan menuju kedamaian batin dan keselarasan sosial 
yang merupakan inti dari ajaran Islam.184 Dengan mencontoh 
Rasulullah SAW dalam memaafkan, seseorang berusaha untuk 
menjadi muslim yang lebih baik dan berkontribusi pada terciptanya 
dunia yang lebih damai dan serasi. 

E. Menghindari Permusuhan 

 
Memaafkan dan membenahi hubungan ialah cara bijak untuk 

menghindar permusalahatan dan pertikaian yang panjang. Ini penting 
untuk jaga persatuan dan kesatuan umat. Dalam masyarakat yang 
dipenuhi perbedaan, sama ada pendapat, latar belakang, atau budaya, 
pertikaian dan kesalahfahaman seringkali sukar terelakan. Walau 
bagaimanapun, dengan memaafkan dan berusaha membenahi 
hubungan, seseorang dapat mengurangkan potensi permusuhan dan 
mengelak perpecahan. Langkah ini sangat penting sebab persatuan 
umat ialah salah satu kuat teragung dalam Islam. Umat yang bersatu 
akan lebih mampu hadapi tantangan dan berburu sama untuk capai 
sasaran bersama.185 

Selain itu, memaafkan dan membenahi hubungan adalah cermin 
nilai-nilai kasih sayang dan pengertian yang diajarkan oleh Islam. 
Apabila seseorang memaafkan, seseorang menunjukkan bahawa 
seseorang lebih mengutamakan hubungan yang baik bukan ego dan 
kebanggaan peribadi. Ini membantu menciptakan persaudaraan yang 
lebih harmoni dan saling hormat. Dalam keluarga, memaafkan dan 
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membenahi hubungan boleh kuatkan ikatan keluarga dan cipta rumah 
yang penuh cinta dan aman.186 Di tempat kerja, sikap ini boleh 
menggiatkan kerjasama dan produktiviti. Dalam masyarakat, ini boleh 
kurangkan pertikaian sosial dan cipta perseseseorangran yang lebih 
selamat dan aman. 

Memaafkan dan membenahi hubungan juga ajarkan seseorang 
mengenai pentingnya empati dan pengertian. Apabila seseorang 
memaafkan, seseorang berusaha memahami perspektif dan perasaan 
orang lain. Ini membantu seseorang jangan cepat menghakimi dan 
lebih sabar hadapi kesilapan orang lain. Dengan demikian, seseorang 
tidak cuma bantu orang lain rasa diterima dan dihargai, tetapi juga 
kembangkan kemampuan diri sendiri untuk sikap lebih bijaksana dan 
penuh kasih sayang.187 Ini ialah bahagian penting pembangunan 
watak Muslim yang baik, yang selalu berusaha contohi akhlak mulia 
Nabi Muhammad SAW. 

Dalam skala global, memaafkan dan memperbaiki hubungan 
merupakan kunci untuk mencapai kedamaian universal. Dunia 
seringkali dilanda konflik antarbangsa dan kelompok, namun sikap 
memaafkan serta memperbaiki tali silahturahim dapat menjadi solusi 
pengurang ketegangan dan permusuhan.188 Diplomasi serta dialog 
berlandaskan niat baik dan kemauan memaafkan mampu membantu 
menyelesaikan banyak pertengkaran berjangka panjang. Dengan 
demikian, ajaran Islam mengenai memaafkan dan memperbaiki 
hubungan tidak hanya relevan dalam konteks personal dan sosial, 
melainkan juga global.189 Ini menunjukkan seberapa universalnya 
ajaran Islam dalam mempromosikan kedamaian dan harmoni. 

Pada akhirnya, memaafkan dan memperbaiki hubungan 
merupakan manifestasi ketaatan seseorang kepada Allah dan upaya 
meraih keridhuan-Nya. Allah memerintahkan seseorang untuk 
memaafkan dan menjaga hubungan baik dengan sesama dalam 
banyak ayat Al-Qur’an. Dengan mengikuti perintah ini, seseorang 
tidak saja menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tetapi juga 
memperkuat hubungan diri dengan Allah. Ini merupakan bentuk 
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ibadah yang sangat dihargai dan akan membawa seseorang lebih 
dekat kepada-Nya.190 Oleh karena itu, memaafkan dan memperbaiki 
hubungan merupakan tindakan yang sangat penting dalam kehidupan 
seorang muslim, yang membawa kebaikan bagi diri sendiri, orang lain, 
dan seluruh umat manusia. 

F. Mendatangkan Ketenangan 

 
Tindakan memaafkan dan memperbaiki hubungan tidak saja 

membawa manfaat sosial, tetapi lebih daripada itu akan 
mendatangkan ketenangan jiwa.191 Ini merupakan bentuk ibadah yang 
mendapat ganjaran langsung dari Allah. Ketika seseorang memaafkan 
orang lain, seseorang menunjukkan ketundukan dan kepatuhan 
kepada perintah Allah yang mengajarkan seseorang untuk bersikap 
lemah lembut dan memaafkan.192 Dengan demikian, setiap tindakan 
memaafkan menjadi langkah spiritual yang mendekatkan seseorang 
kepada-Nya. Allah menjanjikan pahala besar bagi mereka yang 
mampu menahan amarah dan memberikan maaf, menunjukkan 
bahwa tindakan ini tidak saja berharga di mata manusia, melainkan 
juga di sisi Allah. 

Memaafkan merupakan salah satu cara ampuh untuk 
membersihkan hati dari berbagai emosi negatif seperti dendam dan 
kebencian. Hati yang bersih akan menyejukkan jiwa yang dapat 
bersinggungan dengan Sang Pencipta. Setiap insan harus senantiasa 
menjaga hati agar tetap suci dan bebas dari berbagai penyakit ruhani 
yang justru akan memutuskan hubungan dengan Yang Maha Pemberi 
rahmat.193 Islam mengajarkan pentingnya menyucikan jiwa sebagai 
cara utama untuk merapat kepada Allah. Makanya, memaafkan dan 
memperbaiki tali silaturahim adalah komponen vital dalam 
perjalanan spiritual menuju ridho Ilahi. 

Selain itu, bermaafan juga menunjukkan sifat-sifat mulia yang 
dijunjung Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Nabi Muhammad 
adalah panutan sempurna dalam hal memaafkan dan menjalin 

 
190 Zain, “DAKWAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN DAN AL-HADITS.” 
191 Wardani Wardani Wardani, “INTEGRASI ILMU TAFSIR DAN ILMU SOSIAL: 

SEBUAH CATATAN AWAL TENTANG SOSIOLOGI AL-QUR`AN,” Jurnal Ilmiah Ilmu 
Ushuluddin 19, no. 2 (December 21, 2020): 42, http://jurnal.uin-
antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/4000. 

192 Nihayah, Ade Putri, and Hidayat, “Konsep Memaafkan Dalam Psikologi 
Positif.” 

193 Oky Akmal, Rustandi Sulaiman, and Muhammad Amir, “Kebersihan Dalam 
Perspektif Hadis : Studi Analisis Kebersihan Di Sekolah Dasar Karang Sari Kecamatan 
Medan Polonia” 8, no. 1 (2024): 1237–1245. 



 

52 

keharmonisan. Dengan meneladani baginda, seorang hamba tidak saja 
menelusuri langkah seorang nabi, tetapi juga mengasah akhlak diri 
(QS. 33:21). Akhlak mulia justru merupakan salah satu sarana utama 
untuk merapatkan ikatan ruhani dengan Sang Pemilik alam. Setiap kali 
seseorang bermaafan, ia mengingat teladan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan berusaha mencontoh sifat-sifat mulianya.194 
Inilah salah satu bentuk ibadah yang semakin mendekatkan diri ke 
hadrat Allah dan memperkokoh iman seseorang. 

Di sisi lain, memaafkan dan memperbaiki hubungan juga 
membuka peluang barokah dan ridho Allah dalam kehidupan. Allah 
telah berjanji memberkahi mereka yang menjaga silaturahim dan 
berusaha memperbaiki hubungan yang retak. Ketika seseorang 
bermaafan, ia menciptakan suasana yang harmonis dan damai, pada 
gilirannya akan membawa banyak kebaikan dan barokah. 
Kecendrungan ruhani kepada Sang Khalik tidak saja dirasakan lewat 
kedamaian batin, tetapi juga melalui berkah-berkah nyata dalam 
keseharian. Inilah salah satu bukti besarnya pengaruh positif dari 
bermaafan dalam kehidupan seseorang.195 

Di penghujung hari, memaafkan dan memperbaiki ikatan 
persaudaraan adalah salah satu wujud nyata dari mengamalkan nilai-
nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang 
mengajarkan perdamaian, kasih sayang, dan persaudaraan. Dengan 
memaafkan dan memperbaiki ikatan, seseorang menjalankan ajaran-
ajaran Al-Qur’an dengan sebenar-benarnya (QS. Al-Hujurat 49: 10). 
Setiap tindakan memaafkan adalah bukti ketundukan seseorang 
kepada Allah dan upaya seseorang untuk hidup sesuai dengan ajaran-
Nya. Ini adalah bentuk ibadah yang membawa pahala besar dan 
membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Dengan demikian, 
mengampuni dan memperbaiki ikatan adalah langkah penting dalam 
perjalanan spiritual seseorang menuju redha Allah. 

Hadis ini mengingatkan seseorang bahwa tindakan memaafkan 
dan memperbaiki ikatan persaudaraan adalah amal yang sangat 
dihargai oleh Allah dan membawa kebaikan besar bagi individu 
maupun masyarakat. 
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BAB VII. MENGHILANGKAN RASA BENCI 
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Dari Anas Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: “Janganlah kalian saling membenci, saling hasad, saling 
membelakangi, dan saling memutuskan tali persahabatan. Tetapi, 
jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim tidak 
diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari.” (HR. 
Bukhari dan Muslim). 

Pokok-pokok Kandungan Hadis: 

A. Larangan Membenci Orang Lain 

 
Membenci orang lain adalah perasaan tidak rela terhadap 

keberuntungan sesama dan berharap agar kesuksesan itu hilang dari 
orang tersebut. Nasihat ini dengan tegas melarang perilaku tersebut 
karena akan merusak hubungan baik antar sesama. Membenci bukan 
hanya berdampak negatif pada obyeknya, tetapi juga pada diri 
pelaku.196 Perasaan tidak suka ini dapat menggerogoti hati dan 
pikiran, membuat seseorang merasa tidak puas dengan apa yang telah 
dimiliki. Dalam jangka panjang, membenci dapat menyebabkan 
ketidakbahagiaan, stres, dan rendah diri.197 Oleh karena itu, Islam 
menitikberatkan pentingnya membersihkan hati dari sifat tidak suka 
dan menggantinya dengan perasaan bersyukur. 

Dalam konteks hubungan sosial, membenci dapat menjadi 
sumber konflik. Ketika seseorang merasa tidak rela terhadap 
kesuksesan orang lain, ia mungkin akan berusaha menjatuhkan atau 
merendahkan orang tersebut. Ini bisa dilakukan melalui fitnah, 
menghasut, atau berusaha merugikan obyek kesukaannya. Akibatnya, 
hubungan yang seharusnya harmonis dan penuh kasih sayang bisa 
berubah menjadi penuh ketegangan dan konflik.198 Dalam jangka 
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panjang, masyarakat yang dipenuhi oleh perasaan tidak suka akan 
sulit untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan bersama. 

Selain itu, membenci juga bertentangan dengan prinsip 
persaudaraan dalam Islam. Umat Islam diajarkan untuk saling 
mencintai dan mendukung seperti saudara kandung. Ketika seseorang 
memiliki perasaan tidak rela, ia tidak lagi mampu melihat sesama 
muslim sebagai saudara yang harus dicintai dan didukung. Sebaliknya, 
ia melihat mereka sebagai pesaing atau lawan yang keberhasilannya 
harus dihilangkan.199 Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang 
menekankan pentingnya persaudaraan dan kebersamaan dalam 
mencapai tujuan bersama sebagai umat. 

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa 
bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Sang Khalik. 
Derita iri hati hanya akan dirasakan oleh mereka yang cepat lupa diri. 
Bersyukur adalah obat mujarab bagi yang gentar dengan 
keberuntungan orang lain. Karena dengan bersyukur, seseorang akan 
merasa cukupi dengan anugerah yang telah dianugerahkan Allah.200 
Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk saling mendoakan 
kebaikan antara sesama. Berkat doa untuk kesejahteraan orang lain, 
hati akan semakin tenteram dan rasa iri tak lagi bersemayam. Hal ini 
pula menggambarkan sikap pasrah, di mana seorang hamba 
menitipkan segala urusan dan rezki kepada Sang Pencipta. 

Ingatlah bahwa takdir dan rezeki setiap hamba telah ditetapkan 
oleh Yang Maha Esa. Tidak ada gunanya iri hati atas keberuntungan 
orang lain, sebab setiap makhluk akan menerima yang semestinya. 
Sebaliknya, dengan usaha dan doa, seseorang mampu meraih 
kesuksesan di sisi Allah. Oleh karena itu, menjauhi sifat hasad dan 
menanamkan sifat saling menghormati adalah langkah utama untuk 
menciptakan hidup yang serasi dan berkah. 

B. Larangan Membenci Sesama Muslim 

 
Kebencian di kalangan umat akan merusak persaudaraan dan 

persatuan. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga hati dari sifat 
benci yang dapat memicu permusuhan. Perasaan benci kerap muncul 
akibat perbedaan pandang atau ketidakpuasan terhadap sikap orang 
lain. Jika tak segera dikendalikan, benci itu akan berkembang jadi 

 
( Bki ).” 
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musuhan yang tak berujung.201 Dalam agama Islam, menjaga hati 
bersih dari sifat benci adalah salah satu cara untuk memastikan 
hubungan antar umat senantiasa rukun dan dipenuhi kasih sayang 202. 
Nabi mengajarkan umatnya untuk saling memaafkan dan bersikap 
lapang dada dalam menghadapi perbedaan. 

Kebencian juga dapat menghalangi terjalinnya kerjasama dan 
solidaritas di antara umat muslim. Ketika hati dipenuhi dengan 
kebencian, seseorang akan sulit untuk melihat kebaikan dan potensi 
yang ada pada orang lain. Ini bisa menghambat kerjasama dalam 
berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 
maupun dalam skala yang lebih besar seperti negara. Islam sangat 
mendorong umatnya untuk bersatu dan bekerja sama demi kebaikan 
bersama.203 Dengan menghindari kebencian, umat muslim dapat 
membangun komunitas yang solid dan saling mendukung, sehingga 
mampu menghadapi tantangan dan mencapai tujuan bersama dengan 
lebih baik. 

Selain itu, kebencian juga berdampak buruk pada diri sendiri. 
Menyimpan kebencian dalam hati dapat menyebabkan stres, 
kecemasan, dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya. Perasaan 
benci yang terus dipendam bisa menggerogoti jiwa dan membuat 
seseorang kehilangan kedamaian batin. Dalam jangka panjang, hal ini 
bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang secara keseluruhan.204 
Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk belajar 
mengendalikan emosi negatif dan menggantinya dengan perasaan 
kasih sayang dan pengertian. Islam mengajarkan pentingnya menjaga 
hati dan pikiran tetap bersih dari perasaan benci agar dapat hidup 
dengan tenang dan bahagia. 

Mengatasi kebencian membutuhkan kesabaran dan 
kesungguhan hati. Salah satu cara efektif untuk menghilangkan 
kebencian adalah dengan selalu mengingatkan diri tentang nilai-nilai 
kasih sayang dan persaudaraan yang diajarkan oleh Islam. Memaafkan 
kesalahan orang lain dan berusaha memahami perspektif mereka 
adalah langkah awal yang bisa dilakukan.205 Selain itu, memperbanyak 

 
201 Maullasari, “Dan Implementasinya Dalam Bimbingan Dan Konseling Islam 
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205 Sukandar and Rifmasari, “Bimbingan Dan Konseling Islam : Analisis Metode 

Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Qur`an Surat An-Nahl Ayat 125.” 



 

56 

dzikir dan doa juga dapat membantu menenangkan hati dan 
menghilangkan perasaan negatif. Dengan mendekatkan diri kepada 
Allah, seseorang akan lebih mudah untuk merasakan ketenangan 
batin dan menjauhkan diri dari kebencian. 

Pada akhirnya, perasaan benci hanyalah racun yang hanya 
menghancurkan individu dan masyarakat. Agama Islam menekankan 
pentingnya menjaga hati dari kebencian demi membangun persatuan 
dan persaudaraan yang kuat di antara umat muslim. Dengan saling 
memaafkan satu sama lain, bekerja sama secara konstruktif, serta 
menjaga hati tetap suci, umat muslim mampu menciptakan 
lingkungan yang harmonis dan damai.206 Inilah salah satu cara untuk 
meraih kehidupan yang berkat dari Allah serta memberi manfaat bagi 
seluruh umat manusia. Oleh karena itu, setiap muslim harus 
senantiasa berintrospeksi dan berusaha menjauhkan diri dari 
perasaan benci demi kebaikan bersama. 

C. Larangan Memutuskan Tali Silaturahim 

 
Memutuskan tali silaturahim, baik dengan keluarga maupun 

saudara seagama, adalah perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. 
Hadis ini mengingatkan akan pentingnya menjaga hubungan dan 
ikatan dengan sesama, khususnya dengan sanak saudara dan saudara 
seiman. Dalam ajaran Islam, silaturahim dianggap sebagai amal sholeh 
yang mulia dan penuh ganjaran.207 Nabi Muhammad SAW bersabda 
bahwa barang siapa yang menyatukan tali silaturahim akan 
mendapatkan berkah dalam urusan dunia dan akhirat. Memutuskan 
hubungan hanya akan menimbulkan kerugian dan merusak ikatan 
yang telah terjalin.208 Oleh sebab itu, menjaga hubungan yang baik 
dengan keluarga dan saudara seagama adalah kewajiban yang harus 
dijaga dengan sepenuh hati. 

Silaturahim tidak sekadar soal berkunjung atau berkomunikasi, 
melainkan juga tentang saling membantu dan mendukung dalam 
kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu pasti 
dihadapkan pada berbagai masalah dan cobaan.209 Dengan menjaga 
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hubungan yang baik, seseorang dapat saling membantu dan 
memberikan dukungan ketika dibutuhkan. Hal ini akan menciptakan 
lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Agama Islam 
mengajarkan bahwa setiap muslim adalah saudara, dan semestinya 
saling menguatkan tanpa membiarkan sesama terpuruk.210 Dengan 
demikian, umat Islam mampu menghadapi berbagai ujian dengan 
lebih baik serta tetap berada di bawah lindungan Allah. 

Memutuskan hubungan seringkali menyebabkan perpecahan 
dalam masyarakat. Ketika tali silaturahim antar saudara atau kerabat 
Muslim diputus, timbul perasaan permusuhan dan keraguan yang 
dapat menganggu keharmonisan sosial. Konflik yang terjadi di 
kalangan keluarga dapat menyebar dan mempengaruhi lingkungan 
seseorang, menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan.211 Oleh 
karena itu, menjaga hubungan dengan sesama sangat penting untuk 
membangun masyarakat yang damai dan rukun. Dengan memaafkan 
kesalahan dan berusaha tetap menjalin hubungan yang baik, 
seseorang dapat menghindari perpecahan dan membangun ikatan 
yang lebih kuat di antara umat Muslim. 

Selain itu, memutuskan hubungan juga bertentangan dengan 
nilai-nilai kasih sayang dan persaudaraan yang dituntut Islam. Allah 
SWT sangat menyukai hamba-Nya yang memelihara hubungan 
silaturahim dan menjaga hubungan baik dengan sesama (QS. Al-Fath 
29: 29). Sebaliknya, memutuskan hubungan dapat dianggap sebagai 
tindakan yang menunjukkan ketiadaan rasa kasih sayang dan 
perhatian terhadap orang lain. Islam menegaskan pentingnya cinta 
kasih dan saling tolong menolong dalam berbagai aspek kehidupan. 
Oleh karena itu, menjaga hubungan yang baik dengan sesama Muslim 
adalah salah satu cara mengamalkan ajaran Islam yang harus terus 
diupayakan. 

Pada akhirnya, menjaga hubungan baik dengan sesama adalah 
bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan 
memelihara tali silaturahim, seseorang tidak saja mendapatkan 
berkah di dunia, tetapi juga semakin dekat dengan Allah. Bertindak 
memutuskan hubungan hanya akan menjauhkan diri dari rahmat-Nya 
dan berbagai akibat buruk dalam kehidupan.212 Oleh karena itu, setiap 

 
210 M. Syahran Jailani, “Kasih Sayang Dan Kelembutan Dalam Pendidikan,” Al-

Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin 4 (2013): 100–109, 
https://media.neliti.com/media/publications/56476-ID-kasih-sayang-dan-
kelembutan-dalam-pendid.pdf. 

211 Prathama and Mahadwistha, “Studi Fenomenologi: Konsep Cinta Dan Kasih 
Sayang Dalam Islam.” 

212 Maidin, “Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis).” 



 

58 

Muslim perlu senantiasa memelihara silaturahim dan menghindari 
perbuatan yang bisa merusak hubungan dengan sesama. Dengan 
demikian, seseorang dapat menciptakan kehidupan yang rukun, 
penuh kasih sayang, dan mendapat keridhaan Allah SWT. 

D. Menjalin Rasa Kekeluargaan 

 
Hadis ini mendorong umat Islam untuk hidup sebagai hamba 

Allah yang saling berkasih sayang, penuh keterikatan, dan saling 
membantu. Prinsip persaudaraan dalam agama Islam menekankan 
bahwa setiap muslim adalah bagian dari satu tubuh, di mana jika satu 
bagian menderita, seluruh tubuh akan merasakannya. Dalam 
kehidupan sehari-hari, ini berarti umat Islam harus selalu siap 
menolong saudara-saudaranya yang membutuhkan, baik dalam 
bentuk dukungan moral, bantuan keuangan, atau sekadar doa.  

Kasih sayang dan saling membantu adalah cerminan dari akhlak 
mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan 
menegakkan prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat menciptakan 
masyarakat yang kuat, harmonis, dan penuh keberkatan.213 Selain itu, 
saling membantu dalam kebaikan juga akan memperkuat iman dan 
menjauhkan dari sifat-sifat buruk seperti egoisme dan materialisme. 
Dalam lingkungan yang penuh dengan kasih sayang dan saling 
membantu, setiap individu akan merasa dihargai dan dicintai, 
sehingga tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera.214 Oleh karena 
itu, penting bagi setiap muslim untuk terus mengamalkan nilai-nilai 
persaudaraan ini dalam kehidupan sehari-hari. 

Hidup sebagai hamba Tuhan yang saling berkasih sayang juga 
berarti menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi. 
Dalam komunitas muslim, ada beragam latar belakang, budaya, dan 
pandangan yang berbeda. Namun, perbedaan ini seharusnya tidak 
menjadi sumber konflik, melainkan kekayaan yang memperkaya 
kehidupan bersama. Agama Islam mengajarkan untuk menghargai 
perbedaan dan mencari persamaan yang dapat memperkuat 
persaudaraan. Saling menghormati dan memahami pandangan serta 
kebiasaan orang lain adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang 
harmonis dan damai.215 Dengan sikap saling menghargai, perbedaan 
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tidak akan menjadi penghalang, melainkan jembatan untuk 
membangun persatuan dan kesatuan umat. 

Selain itu, kehidupan yang penuh kasih sayang juga berarti 
memberikan yang terbaik bagi sesama. Berbagi kebahagiaan dan 
kesedihan bersama, memberikan bantuan tanpa pamrih, serta 
senantiasa berupaya menjadi manusia yang berguna bagi orang lain 
adalah manifestasi nyata dari kasih sayang. Nabi Muhammad SAW 
mengajarkan bahwa manusia yang paling mulia adalah mereka yang 
paling bermanfaat bagi sesama. Karena itu, setiap muslim seharusnya 
berusaha menjadi sumber kebaikan dan manfaat bagi 
lingkungannya.216 Dengan menanamkan semangat persaudaraan 
dalam setiap tindahan, seseorang tidak hanya memperkuat tali 
silaturahim tetapi juga meraih keridhaan Allah. 

Menolong sesama juga menciptakan siklus kebaikan yang 
berkelanjutan dalam masyarakat. Apabila seseorang mendapat 
bantuan, ia akan terdorong untuk membantu orang lain di masa 
depan. Inilah yang menciptakan budaya saling tolong menolong yang 
kuat. Saling membantu pula memperkokoh kepercayaan antar warga 
dalam masyarakat. Kepercayaan ini adalah pondasi penting untuk 
menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak.217 
Dalam Islam, menolong sesama bukan hanya kewajiban semata, tetapi 
juga jalan untuk meraih berkah dan kebahagiaan hidup di dunia dan 
akhirat. 

Pada akhirnya, dengan mengamalkan nilai-nilai persaudaraan, 
kasih sayang, dan tolong menolong, umat Islam dapat menjadi teladan 
mulia bagi umat lain. Hidup dalam harmoni dan saling mendukung 
akan menunjukkan kepada alam semesta bahwa Islam adalah agama 
yang penuh cinta dan damai. Inilah cara terbaik untuk 
memperlihatkan nilai-nilai luhur Islam dan menarik lebih banyak hati 
agar memahami dan menghargai ajaran Islam.218 Sebagai hamba Allah 
yang saling mengasihi, umat Islam memiliki tanggung jawab menjaga 
kerukunan dan menunjukkan kebaikan dalam segala aspek 
kehidupan. Dengan demikian, seseorang dapat membangun dunia 
yang lebih baik dan meraih keridhaan Allah SWT. 
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E. Pentingnya Persatuan dan Kesatuan 

 
Hadis ini menekankan signifikansi menjaga persatuan dan 

kohesi masyarakat Islam. Dengan menghindari iri hati, kebencian, dan 
pemutusan hubungan, umat Islam bisa hidup dalam harmoni dan 
damai. Kesatuan merupakan kunci utama dalam menghadapi berbagai 
tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia. Ketika 
umat Islam bersatu, mereka akan lebih kuat dalam memperjuangkan 
hak-hak mereka dan menjaga integritas komunitasnya. Konflik 
internal yang disebabkan oleh iri hati dan kebencian hanya akan 
melemahkan kekuatan umat dan memberikan kesempatan bagi pihak 
luar untuk merusak kesatuan tersebut.219 Oleh karena itu, menjaga 
kesatuan adalah salah satu tanggung jawab utama setiap muslim. 

Menghindari iri hati berarti menghindari perasaan dendam 
terhadap sesama muslim. Iri hati tidak hanya merusak hubungan 
antar individu, tetapi juga mengganggu stabilitas komunitas secara 
keseluruhan. Perasaan dendam dapat menyebabkan seseorang 
melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, bahkan 
mengarah pada permusuhan dan dendam. Dalam Islam, umat 
diajarkan untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah 
dan merasa bahagia atas kebahagiaan orang lain.220 Dengan 
menghindari iri hati, umat Islam dapat menciptakan lingkungan yang 
saling mendukung dan penuh dengan energi positif, yang pada 
akhirnya memperkuat kesatuan dan kohesi umat. 

Kebencian juga merupakan faktor yang dapat merusak kesatuan 
umat Islam. Kebencian sering kali muncul dari ketidaksepakatan atau 
perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok. Jika tidak 
segera ditangani, kebencian ini bisa berkembang menjadi 
permusuhan yang lebih besar dan memecah belah umat. Islam 
mengajarkan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang 
baik dan adil, serta mengutamakan perdamaian dan rekonsiliasi.221 
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Dengan menghindari kebencian dan selalu berusaha untuk 
memahami dan menghargai perbedaan, umat Islam bisa hidup dalam 
harmoni dan memperkuat ikatan persaudaraan yang ada. 

Memutuskan hubungan dengan sesama umat bertujuan 
mendorong persatuan dan persaudaraan; menjauh dari sifat-sifat 
merugikan seperti dendam dan permusuhan. Menurut ajaran Islam, 
silaturahim atau menjalin tali silaturahim adalah tanggung jawab 
setiap Muslim demi terciptanya kesatuan umat. Apabila ikatan itu 
terputus baik karena masalah pribadi ataupun hal lain, maka dapat 
menimbulkan kerugian besar bagi komunitas.222 Oleh karena itu, 
Islam mendorong umatnya untuk senantiasa memperbaiki hubungan 
yang rusak serta menjaga komunikasi baik di antara sesama. Dengan 
demikian, tali persaudaraan akan terus terjalin erat dan umat dapat 
hidup rukun serta bersatu. 

Pada akhirnya, persatuan dan kesatuan umat Islam menjadi 
pondasi utama menuju kehidupan yang serasi dan damai. Dengan 
menjauhi sifat-sifat merugikan seperti iri hati, benci, dan memutus tali 
silaturahim, umat Islam mampu membangun komunitas kuat yang 
saling mendukung. Hadis ini mengingatkan setiap insan Muslim 
bahwa menjaga persatuan adalah tanggung jawab bersama.223 Dengan 
mengamalkan nilai-nilai seperti kasih sayang, toleransi, dan saling 
hormat, umat Islam dapat menjadi contoh terpuji bagi dunia serta 
memperlihatkan bahwa Islam adalah agama kedamaian dan 
persaudaraan. Melalui upaya bersama ini, umat Islam mampu meraih 
kehidupan penuh berkah serta keridhaan Allah SWT. 

 

F. Etika Sosial Agama Islam 

 
Hadis ini memberikan petunjuk tentang perilaku seorang 

Muslim dalam kehidupan sosial. Menjauhi sifat-sifat merugikan 
seperti iri hati dan benci merupakan bagian dari etika sosial menurut 
ajaran Islam. Islam menegaskan pentingnya adab akhlak mulia dalam 
berinteraksi sehari-hari.224 Seorang Muslim diharapkan untuk 
senantiasa bersikap ramah, jujur, serta sopan terhadap sesama. Bukan 
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hanya memperlihatkan iman, namun juga mempererat tali silaturahim 
serta menciptakan lingkungan serasi. Dengan menjunjung etika dalam 
berperilaku, seorang Muslim dapat menjadi contoh baik bagi orang 
lain serta memperkuat citra positif agama Islam di masyarakat. 

Menghindari rasa iri dan dengki adalah salah satu prinsip utama 
dalam etika sosial Islam. Rasa iri tidak hanya merusak hubungan antar 
manusia, tetapi juga menyebabkan ketidakadilan dan 
ketidakharmonisan dalam masyarakat. Agama Islam mengajarkan 
untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan merasa 
bahagia atas keberhasilan orang lain.225 Dengan sikap ini, seorang 
muslim dapat menciptakan suasana saling mendukung dan 
menghargai. Menghindari rasa iri juga berarti menghindari tindakan 
yang dapat merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Seorang 
muslim yang baik harus mampu mengendalikan perasaannya dan 
selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. 

Kebencian adalah sifat buruk lainnya yang harus dihindari oleh 
setiap muslim. Kebencian bisa muncul dari berbagai sumber, seperti 
perbedaan pandangan, rasa sakit hati, atau bahkan prasangka buruk. 
Agama Islam mengajarkan untuk menyelesaikan konflik dengan cara 
yang damai dan adil, serta selalu berusaha untuk memaafkan dan 
melupakan kesalahan orang lain.226 Dengan menghindari kebencian, 
seorang muslim dapat membangun hubungan yang lebih baik dan 
saling menghormati. Kebencian hanya akan membawa permusuhan 
dan perpecahan, sedangkan sikap saling mengasihi dan menghargai 
akan membawa kedamaian dan persatuan. 

Memutuskan komunikasi dengan sesama muslim juga 
bertentangan dengan etika sosial dalam Islam. Silaturahim atau 
menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat 
adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Memutuskan 
komunikasi hanya akan menyebabkan kesalahpahaman, kebencian, 
dan permusuhan. Agama Islam mendorong umatnya untuk selalu 
berusaha memperbaiki hubungan yang rusak dan menjaga 
komunikasi yang baik dengan sesama.227  Dengan menjaga 
silaturahim, seorang muslim dapat menciptakan jaringan sosial yang 

 
225 Suryani et al., “Implementasi Akhlak Terhadap Keluarga, Tetangga, Dan 

Lingkungan.” 
226 Achmad Fuadi Husin, “ISLAM DAN KESEHATAN,” Islamuna: Jurnal Studi 

Islam 1, no. 2 (November 11, 2014), 
http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/islamuna/article/view/567. 

227 Nuris and Syahrani, “AKULTURASI KOMUNIKASI MASYARAKAT SUKU 
BUGIS DAN SUKU BANJAR DI DESA HANDIL TERUSAN, KALIMANTAN TIMUR.” 
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kuat dan mendukung, yang akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-
hari dan di akhirat. 

Hadis ini juga menekankan bahwa seorang muslim senantiasa 
berupaya untuk menjaga perilaku dan sikap yang baik dalam 
kehidupan sosialnya. Dengan menghindari sifat-sifat yang merugikan 
seperti dengki dan kebencian, seorang muslim dapat menciptakan 
lingkungan yang serasi dan tenteram. Etika sosial dalam Islam tidak 
hanya mengatur hubungan antar individu, melainkan juga 
memperkuat tautan persaudaraan dan persatuan umat. Seorang 
muslim yang berperilaku baik akan memperoleh berkah dari Allah 
dan menjadi teladan bagi orang lain.228 Karenanya, penting bagi setiap 
muslim untuk senantiasa melakukan introspeksi dan berusaha 
memperbaiki diri sesuai dengan ajaran Islam. 

G. Membangun Masyarakat yang Selaras 

 
Hadis ini bertujuan membangun masyarakat yang selaras dan 

damai, di mana setiap individu menghormati dan mencintai satu sama 
lain. Dengan menjauhi sifat-sifat merugikan, masyarakat yang penuh 
dengan nilai-nilai Islam dapat terbentuk. Masyarakat yang selaras 
adalah masyarakat yang didasarkan pada saling menghormati dan 
kasih sayang. Apabila setiap individu berperilaku sesuai dengan 
ajaran Islam, seperti menghindari dengki dan kebencian, akan tercipta 
lingkungan yang kondusif untuk kebaikan dan kesejahteraan 
bersama.229 Keserasian ini penting untuk menjaga ketenteraman dan 
kestabilan dalam kehidupan sehari-hari, serta memastikan bahwa 
semua anggota masyarakat merasa dihargai dan disayangi. 

Dalam masyarakat yang diwarnai dengan nilai-nilai Islam, 
tolong-menolong menjadi salah satu pilar utama. Setiap individu 
diajarkan untuk peduli dan membantu satu sama lain, terutama dalam 
menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Dengan adanya sikap 
tolong-menolong, tidak ada yang merasa keseorangan atau 
terlantar.230 Solidaritas ini memperkuat ikatan sosial dan 

 
228 Ah and Al, “MENELUSURI ETIKA BERMASYARAKAT : ANALISIS 

PERSPEKTIF WAHBAH AL ZUHAILI DALAM KITAB AL-TAFSIR AL-MUNIR FI AL- 
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229 Al Farouqy and Ridla, “Etika Komunikasi Media Sosial Perspektif Hadis 
(Kajian Living Sunnah).” 

230 Irawan, Muslihati, and Mappiare-at, “Jurnal Kajian Bimbingan Dan 
Konseling Identitas Sosial Remaja Suku Mandar Dalam Pappasang : Implikasi Bagi 
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menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua orang. Rasulullah 
SAW mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling 
bermanfaat bagi orang lain, dan ini tercermin dalam perilaku sehari-
hari masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai Islam. 

Islam mengajarkan ajaran mulia untuk saling menghargai 
perbedaan dan mencari solusi damai ketika ada perselisihan. 
Toleransi dan persaudaraan menjadi kunci utama untuk membangun 
masyarakat yang harmonis meski beragam. Setiap individu berhak 
diperlakukan adil tanpa pilih kasih. Ketika keadilan terwujud, timbul 
kepercayaan kuat di antara warga.231 Masing-masing bisa hidup 
sejahtera seraya turut membangun kemajuan. 

Menjalankan ajaran-ajaran luhur agama dapat mendekatkan 
umat kepada Sang Khalik seraya mendulurkan rahmat-Nya. Keutuhan 
yang tercipta tak saja berkah di dunia, melainkan jalan untuk 
kebahagiaan abadi. Barangsiapa taat melaksanakan ajaran, dialirkan 
cahaya kedamaian jiwa dan kepuasan hati. Intisari hadis ini 
menekankan pentingnya menjauhi sifat buruk dan menanamkan sikap 
baik agar terwujud hubungan silaturahim antarumat yang serasi. 
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65 

BAB VIII. INDAHNYA SILATURRAHIM 
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Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa 
beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan 
tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, 
hendaknya ia menyambung tali silaturahim, dan barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam." 
(HR. Bukhari). 
 
Pokok-pokok Kandungan Hadis: 

A. Tanda Orang Beriman 

 
Hadis ini diawali dengan pernyataan tentang iman kepada Allah 

dan hari kiamat. Ini mengindikasikan bahwa menjalin silaturahim 
adalah tanda nyata dari seseorang yang benar-benar beriman. Dengan 
menyebutkan iman kepada Allah dan hari kiamat sebagai landasan 
perintah ini, hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya iman 
dalam setiap aspek kehidupan seorang Muslim. Iman yang sejati tidak 
hanya terbatas pada keyakinan di hati namun juga harus tampak 
dalam tindakan nyata, salah satunya adalah dengan menjalin 
hubungan baik dengan sesama manusia.232 Hal ini menunjukkan 
bahwa iman yang kuat akan mendorong seseorang untuk berbuat baik 
dan menjauhi perbuatan yang dapat merusak hubungan dengan orang 
lain. 

Menjalin silaturahim bukan hanya tentang berkunjung atau 
berbagi kabar, tetapi juga tentang memberikan dukungan dan 
bantuan saat dibutuhkan. Dalam menjalani hidup sehari-hari, 
seringkali seseorang dihadapkan pada berbagai kesibukan dan 
tantangan yang bisa membuat seseorang lupa untuk menjaga 
hubungan dengan keluarga dan kerabat. Namun, hadis ini 
mengingatkan seseorang bahwa menjalin silaturahim adalah bagian 
dari kewajiban seseorang sebagai Muslim.233 Dengan meluangkan 

 
232 Marwiyanti, “Keutamaan Menyambung Tali Silaturahmi Menurut Hadis 

Reni.” 
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waktu untuk berkomunikasi dan membantu sesama, seseorang tidak 
hanya memenuhi ajaran agama tetapi juga memperkuat ikatan kasih 
sayang dan kekeluargaan yang sangat penting dalam Islam. 

Silaturahim juga terlihat dari dampak positif bagi kehidupan 
sosial dan psikologis. Hubungan yang harmonis dengan keluarga dan 
kerabat dapat memberikan dukungan emosi yang kuat, membantu 
mengurangi stress, dan meningkatkan kesejahteraan secara 
menyeluruh. Selain itu, silaturahim juga dapat memperpanjang usia 
dan memperluas rezeki, sebagaimana disebutkan dalam berbagai 
hadis lainnya.234 Dengan demikian, menjalin silaturahim tidak hanya 
memberikan manfaat spiritual namun juga manfaat duniawi yang 
nyata. Ini menunjukkan betapa sempurnanya ajaran Islam dalam 
mengatur hubungan manusiawi. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga tali silaturahim 
sangat penting dalam membangun hubungan harmonis antarsesama. 
Kapan pun setiap insan berupaya memelihara hubungan baik dengan 
yang lain, maka akan tercipta lingkungan yang saling mendukung dan 
menguatkan. Konflik dan perbedaan pandangan dapat dikurangi 
lantaran adanya rasa saling memahami serta menghargai. Hal itu 
sejalan dengan ajaran Islam yang mendokong kedamaian, kasih 
sayang, dan persaudaraan.235 Karenanya, menjaga tali silaturahim 
bukan hanya kewajiban pribadi tetapi juga andil bagi kesejahteraan 
sosial secara luas. 

Akhirnya, hadis ini mendidik agar seseorang merealisasikan 
imannya ke dalam amal nyata, salah satunya adalah dengan 
memelihara silaturahim. Itu bagian dari komitmen seorang Muslim 
untuk menghayati perintah Allah dan Rasul-Nya secara menyeluruh. 
Menjaga silaturahim menjadi salah satu cara menunjukkan rasa 
syukur atas anugerah iman dan kehidupan yang diberi Allah.236 
Dengan memperhatikan dan mempraktikkan pesan hadis ini, 
seseorang dapat melangkah di jalan yang lebih berkah, harmonis, dan 
penuh kasih sayang. Semoga seseorang semua selalu memelihara 
silaturahim dan meraih ridha Allah SWT. 

 
 

 
234 Candra, Joharis, and Zulkifli, “Budaya Sebagai Strategi Dakwah (Studi Kasus 
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B. Pentingnya Silaturahim 

 
Silaturahim adalah menjaga hubungan baik dan berkomunikasi 

dengan keluarga, kerabat, serta orang-orang di seseseorangr 
seseorang. Hadis ini menegaskan pentingnya silaturahim dalam 
kehidupan umat Muslim. Dalam konteks ini, silaturahim tidak hanya 
bermakna menjalin tali persaudaraan pada momen-momen tertentu 
seperti hari raya atau acara keluarga, namun juga melibatkan interaksi 
sehari-hari yang dipenuhi kasih sayang, pengertian, serta bantuan.237 
Hubungan yang harmonis ini tidak cuma bermanfaat bagi individu 
yang terlibat namun juga memperkuat tatanan sosial secara 
menyeluruh. Dengan memelihara silaturahim, seseorang membangun 
jaringan dukungan yang dapat menjadi sumber kekuatan dalam 
menghadapi berbagai rintangan kehidupan. 

Silaturahim memiliki dampak yang luas, baik secara spiritual 
maupun psikologis. Hubungan harmonis dan penuh kasih sayang 
dalam lingkaran sosial mampu menciptakan atmosfer kondusif bagi 
pertumbuhan individu secara personal. Anak-anak yang besar di 
kalangan keluarga penuh silaturahim cenderung nyaman dan 
terbantu, sehingga memudahkan mereka mengembangkan 
kepercayaan diri serta kemampuan sosial. Silaturahim 
memungkinkan pertukaran pengetahuan antar generasi, yang penting 
untuk melestarikan nilai dan budaya.238 

Manfaat silaturahim juga kentara dari sisi psikologi. Interaksi 
positif dengan sanak famili mampu mengurangi tekanan dan 
meningkatkan kesejahteraan emosi. Apabila seseorang merasa 
didukung lingkar sosialnya, mereka lebih mampu menghadapi 
tantangan hidup. Dalam agama Islam, saling menasihati dan 
membantu termasuk silaturahim yang disunnahkan. Hal ini 
menunjukkan bahwa silaturahim tak hanya soal pertemuan lahir 
tetapi juga keterlibatan hati dan spiritual yang mendalam.239 

Dalam zaman serba cepat, kadang lupa akan pentingnya 
menjaga hubungan dengan orang terdekat akibat sibuknya aktivitas 
sehari-hari. Hadis ini mengingatkan untuk selalu mengutamakan 
silaturahim di tengah kesibukan. Teknologi modern seperti telepon 
dan media sosial sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk 
memperkuat silaturahim asalkan dipakai bijak. Mengirim pesan 
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singkat atau melakukan panggilan video secara teratur dapat menjadi 
cara ampuh menjalin silaturahim dengan sanak jauh.240 

Akhirnya, silaturahim juga memiliki dimensi sosial yang lebih 
luas. Menjalin hubungan yang harmonis dengan tetangga dan 
masyarakat adalah bagian dari ajaran silaturahim dalam agama Islam. 
Ini membantu menciptakan lingkungan yang penuh saling menghargai 
dan toleran. Ketika seseorang membina hubungan yang erat dengan 
orang-orang di sekelilingnya, kontribusinya turut mewujudkan 
kestabilan dan kedamaian sosial.241 Dengan demikian, silaturahim 
bukan sekadar tentang tali persaudaraan tetapi juga tanggung jawab 
seseorang sebagai warga masyarakat untuk membangun dunia yang 
lebih baik dan rukun. 

C. Perintah Menjalin Silaturahim 

 
Hadis ini langsung memerintahkan untuk memperkuat tali 

silaturahim. Maksudnya adalah bahwa seorang Muslim harus aktif 
menjaga dan memperkokoh hubungan dengan sanak saudara. 
Aktivitas ini dapat direalisasikan melalui berbagai cara, seperti sering 
mengunjungi atau berkomunikasi dengan mereka, serta memberikan 
bantuan ketika mereka kesulitan. Tidak hanya hadir pada acara 
keluarga, tetapi juga terlibat secara emosional dan memberi dukungan 
moril.242 Dengan demikian, seorang Muslim menunjukkan 
komitmennya pada nilai-nilai Islam yang mengedepankan 
kebersamaan dan perhatian terhadap sesama. 

Menjalin silaturahim juga mencakup memaafkan kesalahan dan 
melupakan dendam di masa lampau. Dalam keluarga dan hubungan 
kerabat, perselisihan kadang tidak dapat dihindari. Namun, seorang 
Muslim yang baik akan selalu berupaya memperbaiki hubungan dan 
mencari jalan damai. Hadis ini menekankan pentingnya memelihara 
hubungan yang harmonis tanpa membebani masa lalu, sehingga 
kedamaian dan kerukunan dapat terjaga. Memaafkan dan melupakan 
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adalah bagian penting dari proses silaturahim yang mendalam dan 
tulus.243 

Perintah untuk menyambung tali silaturahim juga menyiratkan 
bahwa seorang Muslim harus peka terhadap kebutuhan dan perasaan 
orang lain. Empati dan kepedulian adalah kunci utama dalam menjaga 
hubungan yang harmonis. Apabila seorang Muslim mampu 
memahami serta merasakan apa yang dialami oleh keluarga dan 
kerabatnya, ia akan lebih mudah memberikan dukungan yang 
dibutuhkan.244 Inilah yang tidak hanya memperkuat ikatan emosional 
melainkan juga meningkatkan rasa saling percaya dan kasih sayang di 
antara anggota keluarga. 

Selain itu, menjaga silaturahim juga berarti berkontribusi secara 
aktif dalam kesejahteraan keluarga dan komunitas. Ini dapat 
diwujudkan melalui berbagai bentuk kontribusi, baik materiil maupun 
non-materiil. Misalnya, membantu kerabat yang sedang menghadapi 
kesulitan finansial atau memberikan waktu serta tenaga untuk 
mendukung kegiatan keluarga.245 Dengan demikian, perintah untuk 
menyambung tali silaturahim mencakup tindakan nyata yang 
menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap kebahagiaan dan 
kesejahteraan bersama. 

Akhirnya, perintah ini juga menekankan pentingnya silaturahim 
dalam memperkuat identitas dan nilai-nilai keluarga. Dalam dunia 
yang semakin individualistik, silaturahim menjadi fondasi yang 
menjaga seseorang tetap terhubung dengan akar budaya dan agama 
seseorang. Menyambung tali silaturahim tidak hanya mempererat 
hubungan antarindividu melainkan juga memperkuat nilai-nilai 
kebersamaan, gotong royong, dan saling mendukung yang menjadi ciri 
khas masyarakat Islam.246 Dengan mempraktikkan silaturahim, 
seseorang menjaga warisan nilai-nilai luhur ini tetap hidup dan 
relevan dalam kehidupan modern. 
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D. Keuntungan Menjalin Silaturahim 

Menjaga silaturahim tidak hanya memberikan manfaat di dunia 
seperti memperpanjang umur dan memperluas rezeki, tetapi juga 
memberikan pahala di akhirat sebagai bagian dari ibadah. Dalam 
agama Islam, setiap perbuatan yang membawa kebaikan kepada 
orang lain dianggap sebagai ibadah yang menghasilkan pahala. 
Silaturahim termasuk di dalamnya karena membantu memperkuat 
ikatan sosial dan keluarga, serta menciptakan lingkungan yang 
harmonis.247 Dengan menjaga silaturahim, seorang Muslim tidak 
hanya mendapatkan manfaat duniawi namun juga menabung pahala 
untuk kehidupan di akhirat kelak. Ini menunjukkan seberapa luasnya 
kasih sayang Allah yang memberikan ganjaran baik di dunia dan di 
akhirat untuk setiap amal kebaikan. 

Manfaat duniawi dari menjaga silaturahim sudah terbukti 
melalui berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan 
sosial yang baik dapat memperpanjang umur dan meningkatkan 
kualitas hidup. Interaksi sosial yang positif membantu mengurangi 
stres, meningkatkan kesehatan mental, bahkan memperkuat sistem 
kekebalan tubuh. Selain itu, memperluas rezeki juga dapat dimaknai 
dalam konteks keberkahan dalam hidup.248 Dengan menjaga 
hubungan baik dengan orang lain, pintu rezeki seringkali terbuka 
lebih lebar, baik dalam bentuk peluang bisnis, bantuan di saat-saat 
sulit, maupun dukungan moral yang berharga. Silaturahim menjadi 
sarana untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia. 

Dalam perspektif akhirat, pahala yang didapat dari menjaga 
silaturahim adalah bentuk investasi jangka panjang yang sangat 
berharga. Setiap kali seseorang berbuat baik kepada keluarga dan 
kerabat, Allah mencatatnya sebagai amal shaleh yang akan 
diperhitungkan di hari pembalasan. Dengan demikian, menjaga 
silaturahim adalah bagian dari persiapan seorang Muslim untuk 
menghadapi kehidupan setelah berpulang. Kesadaran akan hal ini 
semestinya mendorong setiap orang untuk lebih serius dalam 
menjalin dan memelihara hubungan yang harmonis dengan orang-
orang di sekitarnya.249 Dengan begitu, seseorang tidak hanya 
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memperbaiki kehidupan dunia tetapi juga mempersiapkan kehidupan 
akhirat yang lebih baik. 

Aspek ibadah dari silaturahim juga tercermin dalam niat yang 
mendasarinya. Ketika seorang Muslim menjaga silaturahim dengan 
niat untuk mendapatkan ridha Allah, setiap tindakan kecil seperti 
mengunjungi kerabat atau memberikan bantuan menjadi bernilai 
ibadah. Niat yang tulus untuk berbuat baik karena Allah akan 
mengubah interaksi sosial biasa menjadi amal yang berharga di sisi-
Nya.250 Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk selalu 
meluruskan niat dan mengingat bahwa setiap langkah seseorang 
dalam menjaga silaturahim adalah bagian dari pengabdian seseorang 
kepada Allah. Dengan niat yang benar, setiap perbuatan baik akan 
mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. 

Akhirnya, menjaga silaturahim sebagai bagian dari ibadah juga 
mengajarkan seseorang tentang pentingnya konsistensi dan 
kesabaran. Tidak selalu mudah untuk menjaga hubungan baik, 
terutama ketika menghadapi konflik atau perbedaan pendapat. 
Namun, dengan kesabaran dan keteguhan hati, seorang Muslim dapat 
terus berusaha memperbaiki dan memperkuat ikatan tersebut. Proses 
ini, meskipun kadang penuh tantangan, adalah bagian dari ujian dan 
latihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.251 Dengan menjaga 
silaturahim, seseorang belajar untuk menjadi lebih sabar, pengertian, 
dan pemaaf, yang semuanya adalah sifat-sifat mulia yang dihargai 
dalam Islam dan akan mendatangkan pahala besar di akhirat. 

E. Refleksi Keimanan 

 
Silaturahim adalah refleksi dari keimanan seseorang. Orang 

yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir akan secara 
otomatis menjaga hubungan baik dengan orang lain. Hal ini 
disebabkan oleh pemahaman bahwa setiap manusia adalah ciptaan 
Allah yang patut dihormati dan disayangi. Keimanan yang kuat 
mendorong seorang Muslim untuk menjalankan perintah Allah 
dengan sepenuh hati, termasuk perintah untuk menyambung tali 

 
PENAFSIRAN ALQURAN,” Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir 1, no. 2 
(December 30, 2016): 115–130, http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al-
Bayan/article/view/1596. 
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251 Elan JAELANI et al., “THE RELIGIOUS MEANING OF EQUESTRIAN AND 
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Tourism and Geosites 28, no. 1 (March 31, 2020): 246–256, 
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silaturahim.252 Kesadaran akan adanya hari akhir juga mengingatkan 
seseorang bahwa setiap amal perbuatan, termasuk bagaimana 
seseorang memperlakukan orang lain, akan diperhitungkan dan 
mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat. 

Dalam kehidupan nyata, iman mendalam tampak dari sikap 
seseorang yang terus berupaya menjaga hubungan yang serasi dengan 
keluarga, teman, dan masyarakat. Mereka yang beriman tahu bahwa 
silaturahim adalah bentuk ibadah yang tidak cuma membawa berkat 
di dunia, tapi juga pahala di akhirat. Karena itu, mereka tak segan 
menyisihkan waktu dan tenaga untuk mengunjungi, membantu, dan 
memberi perhatian kepada orang-orang di seseseorangr mereka. Ini 
adalah bagian dari manifestasi iman nyata, menunjukkan bahwa 
kepercayaan dalam hati tercermin lewat tindakan nyata yang penuh 
kasih sayang dan kepedulian. 

Iman juga mengajarkan seseorang tentang pentingnya 
memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain sebagai bagian dari 
menjaga silaturahim. Seorang Muslim yang beriman akan memahami 
bahwa memaafkan adalah salah satu cara untuk mencapai kedamaian 
hati dan memperkuat ikatan sosial. Mereka menyadari bahwa setiap 
manusia tak luput dari kesalahan, dan sikap pemaaf adalah cerminan 
dari iman yang kokoh.253 Dengan memaafkan, seseorang tak cuma 
membersihkan hati dari dendam tapi juga membuka pintu bagi 
hubungan yang lebih baik dan lebih serasi di masa depan. 

Lebih daripada itu, silaturahim sebagai refleksi iman juga 
berarti memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang 
membutuhkan. Orang yang beriman akan selalu peka terhadap 
kesulitan yang dihadapi oleh orang lain dan berusaha untuk 
meringankannya. Ini adalah bagian dari ajaran Islam yang 
menekankan pentingnya solidaritas dan kebersamaan.254 Dengan 
membantu sesama, seorang Muslim menunjukkan bahwa imannya 
bukan cuma teori tetapi juga praktek nyata dalam kehidupan sehari-
hari. Ini membantu membangun masyarakat yang lebih peduli dan 
penuh kasih sayang. 

 
252 Sarifa Suhra, “Character Education Values in the Bugis Traditional Game of 
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Akhirnya, menjaga silaturahim sebagai refleksi dari keimanan 
juga mengajarkan seseorang tentang pentingnya konsistensi dalam 
berbuat baik. Keimanan yang kuat tidak hanya terlihat pada saat-saat 
tertentu tetapi harus menjadi bagian dari karakter dan kebiasaan 
sehari-hari. Konsistensi dalam menjaga silaturahim menunjukkan 
bahwa nilai-nilai agama telah benar-benar tertanam dalam diri 
seseorang. Dengan demikian, setiap aksi baik yang dilakukan, tidak 
hanya sekadar kewajiban tetapi juga menjadi bagian dari identitas 
sebagai seorang Muslim yang beriman.255 Ini adalah cara untuk 
memastikan bahwa iman seseorang selalu hidup dan memberi 
dampak positif, baik bagi diri seseorang sendiri maupun bagi orang 
lain di seseseorangrnya. 

F. Menjaga Hubungan Baik 

 
Teks ini juga secara implisit melarang memutuskan hubungan 

dengan keluarga dan saudara. Memutuskan hubungan dianggap 
sebagai dosa besar dalam agama. Agama mengajarkan bahwa 
hubungan keluarga adalah fondasi dari masyarakat yang sehat dan 
kuat. Ketika seseorang memutuskan hubungan dengan keluarga, 
mereka tidak hanya merusak ikatan emosional tetapi juga 
melemahkan struktur sosial.256 Oleh karena itu, agama menekankan 
pentingnya menjaga hubungan baik dan menghindari tindakan yang 
dapat merusak harmoni keluarga. Memutuskan hubungan bisa 
membawa dampak negatif jangka panjang yang merugikan baik 
individu maupun masyarakat secara keseluruhan. 

Dalam kehidupan sehari-hari, memutuskan hubungan dengan 
keluarga atau saudara bisa terjadi karena berbagai alasan seperti 
perselisihan, salah paham, atau perbedaan pendapat. Namun, teks ini 
mengingatkan seseorang untuk selalu mencari jalan keluar yang 
damai dan menghindari memutuskan hubungan sebagai solusi. Dalam 
agama, setiap masalah seharusnya diselesaikan dengan cara yang 
bijaksana dan penuh kasih sayang. Memutuskan hubungan bukanlah 
cara yang diizinkan, dan justru menambah dosa.257 Seorang Muslim 
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dianjurkan untuk selalu berusaha memperbaiki dan mempererat 
hubungan, meskipun itu berarti harus mengorbankan ego dan 
kebanggaan pribadi. 

Islam memberikan banyak arah tentang cara menjaga hubungan 
yang baik, termasuk memberikan maaf dan bersikap terbuka. 
Menyelesaikan hubungan adalah tindakan yang bertentangan dengan 
prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan tentang kedamaian, toleransi, 
dan saling pengertian.258 Ketika seorang Muslim memutuskan 
hubungan, ia tidak hanya melanggar perintah agama tetapi juga 
mengabaikan nilai-nilai penting yang diajarkan oleh Nabi Muhammad 
SAW. Sebaliknya, seseorang diajarkan untuk selalu mencari jalan 
tengah dan menyelesaikan konflik dengan cara yang paling baik dan 
bijak.259 Ini adalah bagian dari upaya seseorang untuk menciptakan 
masyarakat yang harmonis dan damai. 

Selain itu, memutuskan hubungan juga bisa membawa akibat 
spiritual serius. Hadis-hadis lain menyebutkan bahwa orang yang 
memutuskan hubungan dengan kerabat akan mendapatkan siksa yang 
berat di akhirat. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa ini di mata 
Allah. Oleh karena itu, menjaga silaturahim adalah bagian dari ibadah 
yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.260 Dengan menjalin 
hubungan yang baik, seseorang tidak hanya mendapatkan berkah di 
dunia tetapi juga menghindari siksaan yang pedih di akhirat. Ini 
adalah peringatan bagi seseorang semua untuk selalu menjaga 
hubungan baik dan tidak memutuskan tali silaturahim dengan alasan 
apapun. 

Pada akhirnya, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan 
kerabat adalah cara untuk menunjukkan kepatuhan seseorang kepada 
perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketika seseorang memilih untuk tidak 
memutuskan hubungan, seseorang menunjukkan bahwa ia 
memahami dan menghargai nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Ini 
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adalah bagian dari komitmen seseorang sebagai Muslim untuk 
menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya.261 Dengan 
menjaga silaturahim, seseorang berkontribusi pada terciptanya 
masyarakat yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih harmonis. Semoga 
seseorang semua bisa menjadi pribadi yang selalu menjaga hubungan 
baik dengan keluarga dan kerabat, serta mendapatkan ridha Allah 
SWT. 

G. Membina Harmoni Sosial  

 
Dengan menjalin silaturahim, seorang Muslim turut ambil 

bagian dalam membangun harmoni sosial dan mencipta masyarakat 
saling dukung dan peduli satu sama lain. Silaturahim tak cuma 
mengeratkan hubungan individu, namun juga bentuk jaringan sosial 
yang kokoh dan kooperatif. Bila tiap anggota masyarakat aktif jaga 
hubungan baik bersama orang lain, lahirlah lingkungan saling bantu 
dan memahami.262 Ini minimalisir konflik dan cipta suasana damai. 
Silaturahim jadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang 
harmonis dan berintegritas. 

Selain itu, jaga silaturahim bantu atasi berbagai masalah sosial 
muncul dalam masyarakat. Lewat hubungan dan komunikasi yang 
baik, masalah-masalah seperti kemiskinan, kesepian, dan 
ketidakadilan dapat diatasi bersama-sama. Masyarakat peduli akan 
lebih responsif terhadap kebutuhan dan kesulitan anggotanya, 
sehingga setiap individu rasakan didukung dan dihargai. Dengan 
demikian, silaturahim tak cuma berguna secara individu, namun juga 
secara kolektif dalam mencipta masyarakat yang adil dan sejahtera.263 
Ini bukti nyata ajaran Islam yang tekankan pentingnya solidaritas dan 
gotong royong. 

Silaturahim juga berperan penting dalam memperkuat identitas 
budaya dan agama di tengah masyarakat. Lewat hubungan dan 
interaksi positif, nilai-nilai budaya dan agama dapat turunkan dari 
satu generasi ke generasi berikutnya. Ini bantu jaga kelestarian tradisi 
dan ajaran agama yang jadi identitas bersama. Dalam konteks 
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globalisasi yang sering ikis nilai-nilai lokal, silaturahim jadi alat efektif 
untuk mempertahankan jati diri masyarakat.264 Dengan jaga 
silaturahim, seorang Muslim ikut peran dalam lestarikan dan 
memperkuat warisan budaya dan agama. 

Dalam skala yang lebih luas, silaturahim juga sangat 
mempengaruhi perdamaian global. Ketika nilai-nilai silaturahim 
dipraktikkan di berbagai tingkatan, mulai dari keluarga kecil hingga 
hubungan internasional, tercipta ikatan yang kuat dan penuh empati. 
Hal ini membantu mengurangi ketegangan dan konflik antarbangsa, 
serta mendorong kolaborasi dan perdamaian universal. Agama Islam, 
sebagai ajaran yang menganjurkan kasih sayang dan kerukunan, 
melalui pelaksanaan silaturahim, dapat menjadi teladan bagi dunia 
dalam membangun relasi yang serasi.265 Dengan demikian, 
silaturahim memiliki potensi untuk membawa perubahan positif tidak 
hanya pada tingkat individu atau lokal, tetapi juga global. 

Pada akhirnya, menjaga silaturahim adalah konkretisasi nyata 
dari pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian. Ini 
adalah cara untuk menunjukkan bahwa ajaran agama tidak semata-
mata bersifat teoritis, namun juga praktis dan relevan dalam 
membentuk masyarakat yang lebih baik. Dengan aktif menjaga 
silaturahim, seorang Muslim mengekspresikan komitmen mereka 
terhadap ajaran Islam yang mendorong perdamaian, kasih sayang, 
dan kepedulian sosial.266 Ini adalah bukti bahwa dengan mengikuti 
ajaran Islam, seseorang mampu menciptakan dunia yang lebih serasi 
dan damai. Semoga seseorang semua senantiasa menjaga silaturahim 
dan berkontribusi pada kebaikan bersama, baik di dunia maupun di 
akhirat. 
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BAB IX. SABAR MENGHADAPI UJIAN 
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Artinya: Dari ‘Abdirrahman bin Abi Laila, dari Suhaib RA., dia berkata, 
Rasulullah SAW. bersabda: “Sungguh menakjubkan keadaan urusan 
orang yang beriman. Sungguh semua urusannya adalah terbaik. Hal itu 
tidak terjadi bagi siapapun, selain bagi orang yang beriman. Jika 
mendapatkan kebaikan (kenikmatan), diapun bersyukur dan syukur 
itu terbaik baginya. Jika tertimpa kesulitan (penderitaan), diapun 
bersabar dan sabar itu terbaik baginya.” (HR. Muslim)  
 
Pokok-pokok Kandungan Hadis: 

A. Keajaiban Seorang Mukmin 

 
Hadis di atas menggambarkan sikap seorang mukmin dalam 

menghadapi beraneka keadaan kehidupan. Hadis ini dimulai dengan 
menyatakan rasa kagum terhadap cara seorang mukmin menjalani 
hidup, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam 
bagaimana seorang mukmin menghadapi kehidupan. Seorang 
mukmin memiliki pandangan yang optimistis dan positif, selalu 
melihat kebaikan dalam setiap peristiwa yang dialaminya. Kehidupan 
seorang mukmin tidak ditentukan oleh keadaan luar semata, 
melainkan oleh sikap batinnya yang teguh.267 Dalam segala kondisi, 
seorang mukmin bersandar pada keyakinan bahwa Allah senantiasa 
bersamanya, memberikan kekuatan dan petunjuk. Keyakinan ini 
membuat seorang mukmin mampu menghadapi tantangan hidup 
dengan tenang dan bijak. Keajaiban ini adalah cerminan dari iman 
yang mendalam dan pemahaman yang tepat tentang takdir Allah. 
Dengan pandangan demikian, seorang mukmin tidak mudah 
terombang-ambing oleh situasi yang sulit atau berubah-ubah. 
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Dalam menghadapi kemudahan, seorang mukmin menunjukkan 
sikap syukur yang mendalam. Syukur bukan sekadar ungkapan terima 
kasih, tetapi juga melibatkan perbuatan nyata yang menunjukkan 
penghargaan atas kemudahan yang diberikan. Seorang mukmin 
mengakui bahwa segala kebaikan yang diterimanya adalah karunia 
dari Allah Yang Maha Pemurah. Syukur ini memotivasi mukmin untuk 
memanfaatkan kemudahan tersebut dalam kebaikan dan menghindari 
penyalahgunaan.268 Dengan bersyukur, mukmin juga menyadari 
bahwa kemudahan tersebut adalah ujian untuk melihat seberapa 
besar kesadarannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap syukur 
membuka pintu-pintu rahmat dan menambah berkah dalam hidup 
seorang mukmin.269 Selain itu, rasa syukur memperkuat hubungan 
seorang mukmin dengan Allah, menjadikannya lebih dekat dan lebih 
taat dalam menjalankan perintah-Nya. 

Tak terasa berbagai godaan dan cobaan hidup seringkali datang 
menghampiri. Namun bagi seorang mukmin, di saat menghadapi 
rintangan, ia mampu menunjukkan kesabaran yang luar biasa. 
Kesabaran bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan menerima 
kenyataan dengan hati yang lapang serta terus berupaya memperbaiki 
keadaan. Seorang mukmin yang sabar takkan pernah mengeluh atau 
merasa putus asa, malah selalu mencari hikmah di balik setiap ujian. 
Ia meyakini bahwa tiap cobaan adalah bagian dari rencana Allah yang 
pastinya bermanfaat, meski belum jelas secara langsung. Kesabaran 
inilah yang menjadi bukti keteguhan iman dan kepercayaan yang 
mendalam kepada Allah.270 Dengan bersikap sabar, seorang mukmin 
dapat meraih kedamaian batin dan pahala besar pula dari Allah. 
Kesabaran pula mengajarkan seorang mukmin untuk selalu berusaha 
mencari jalan terbaik dalam menghadapi setiap kesulitan. 

Kedua sikap ini, yaitu bersyukur dan sabar, menjadikan seluruh 
aspek kehidupan seorang mukmin dipenuhi kebaikan. Seorang 
mukmin akan selalu dalam keadaan baik karena mampu menghadapi 
segala situasi dengan cara yang benar sesuai ajaran agama. Nikmat 
dan cobaan, keduanya merupakan bagian dari ujian hidup yang harus 
dilalui dengan sikap yang tepat. Dalam kebahagiaan, seorang mukmin 
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tak terlena, dan dalam kesulitan pula tak terpuruk. Kedua keadaan itu 
dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan keimanan.271 
Melalui sikap bersyukur dan sabar, seorang mukmin membangun 
karakter yang kuat untuk dapat menghadapi berbagai situasi dengan 
bijak. Inilah yang menjadikan kehidupan seorang mukmin dipenuhi 
kebaikan dan keindahan. 

Hadis mulia ini mengandung hikmah penting bagi setiap insan 
untuk selalu melihat sisi positif dalam segala peristiwa dan 
menghadapi kehidupan dengan sikap yang benar lurus. Dengan 
mencontoh perilaku seorang mukmin yang sholeh, seseorang dapat 
melangkah di jalan kehidupan dengan lebih tenang dan penuh makna. 
Setiap karunia seharusnya mendorong seseorang untuk semakin 
bersyukur dan mendekatkan diri kepada sang Pencipta. Setiap cobaan 
seharusnya menguatkan seseorang untuk bersabar dan memperkuat 
imannya.272 Dengan demikian, kehidupan seseorang akan selalu 
dipenuhi kebaikan, apa pun yang terjadi. Hadis mulia ini 
mengingatkan pentingnya sikap seseorang dalam menghadapi 
kehidupan menentukan kebahagiaan dan berkah yang akan diraihnya 
kelak. Mari seseorang jadikan hadis ini sebagai pedoman utama dalam 
menjalani kehidupan sehari-hari, agar seseorang mampu meraih 
kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

B. Sikap Positif dalam Berbagai Kondisi 

 
Seorang mukmin akan selalu memiliki sikap positif, baik dalam 

situasi bahagia maupun sulit. Ia akan menganggap setiap peristiwa 
yang dihadapinya adalah yang terbaik lantaran sikap yang diambilnya 
dalam menghadapi berbagai kondisi. Dalam situasi bahagia, seorang 
mukmin tidak hanya akan menikmati kegembiraan itu sendiri, tetapi 
juga berupaya untuk membaginya kepada orang lain.273 Ia bersyukur 
atas nikmat yang telah diberikan dan memanfaatkan momen ini untuk 
berbuat baik. Dengan bersyukur, ia menyadari bahwa kebahagiaan 
yang dirasakannya adalah anugerah dari Allah SWT, sehingga ia akan 
selalu rendah hati dan tidak sombong. Sikap demikian akan 
membuatnya semakin bijak dan mampu menjaga keseimbangan 
dalam berbagai kondisi. Dalam keadaan bahagia, seorang mukmin 
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tetap waspada dan tidak lupa diri, karena ia paham bahwa kehidupan 
adalah ujian yang harus dilaluinya dengan penuh kesadaran dan 
tanggung jawab.274 

Dalam situasi sulit, pemeluk agama menunjukkan ketegaran 
hati dan kesabaran yang tangguh. Mereka memahami bahwa tiap 
kesulitan adalah bagian dari ujian hidup yang diberikan Allah untuk 
menguji iman mereka. Mereka yang sabar tidak pernah mengeluh atau 
meratapi nasib, tetapi selalu tenang dan berusaha mencari solusi. 
Mereka yakin bahwa sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan, 
sebagaimana dijanjikan dalam Al-Quran (QS. Al-Nasyr: 4-5). Dengan 
sikap sabar, pemeluk agama belajar untuk menjadi lebih kuat dan 
tabah dalam menghadapi cobaan hidup. Kesulitan tidak membuat 
mereka putus asa, tetapi justru menjadi sarana untuk memperbaiki 
diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Sikap sabar juga mengajarkan 
pemeluk agama untuk bersikap bijaksana dan tidak tergesa-gesa 
dalam mengambil keputusan, sehingga setiap tindakan yang diambil 
selalu didasari oleh pertimbangan yang matang.275 

Pandangan hidup positif yang dimiliki pemeluk agama 
mencakup perspektif hidup yang optimis dan penuh harapan. Dalam 
segala situasi, baik senang maupun susah, pemeluk agama selalu 
berusaha melihat sisinya yang baik. Optimisme ini membuat mereka 
mampu menghadapi berbagai tantangan dengan kepala tegak dan hati 
yang lapang. Mereka percaya bahwa setiap peristiwa dalam hidup 
memiliki hikmah yang bisa diambil pelajaran.276 Dengan pandangan 
hidup yang optimis, pemeluk agama selalu bersemangat dan tidak 
mudah menyerah. Mereka memandang hidup sebagai perjalanan yang 
penuh dengan peluang untuk berbuat kebaikan dan mencapai 
keridhaan Allah. Sikap ini tidak hanya membuat hidup mereka lebih 
bermakna, tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang-orang 
diseseseorangr mereka untuk bersikap serupa.277 
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Sikap positif mukmin terpancar dalam cara berinteraksi dengan 
sesama. Dalam setiap hubungan sosial, mukmin senantiasa 
menampakkan sifat ramah, hormat, dan penuh kasih. Ia selalu 
berusaha membantu orang lain dalam kesulitan, memberi dukungan 
batin, serta jadi teladan mulia. Sifat ini membuat mukmin dihormati 
dan disayangi banyak pihak. Dengan sikap positif, mukmin mampu 
membangun hubungan serasi dan saling memperkuat dengan 
sesamanya.278 Kehadiran mukmin di tengah masyarakat senantiasa 
membawa pengaruh baik, karena berusaha menyebarkan kebajikan 
dan menjauhi perbuatan merugikan. Sikap positif ini juga membuat 
mukmin sanggup menjaga persatuan dan kesatuan di tengah 
perbedaan. 

Simpulannya, sikap positif seorang mukmin, baik dalam suka 
maupun duka, adalah penggambaran kuatnya iman dan pemahaman 
mendalam ajaran Islam. Sikap ini tak hanya membuat hidupnya lebih 
baik, tetapi juga memberi pengaruh positif bagi orang-orang 
disekeliling. Dengan bersyukur atas nikmat dan bersabar dalam 
cobaan, mukmin sanggup menjalani hidup penuh makna dan berkah. 
Sikap positif ini juga membantu mukmin selalu optimis, bijak, dan 
ramah dalam segala situasi. Sebagai mukmin, seseorang harus 
berusaha mencontoh sikap ini dalam kehidupan seharian, agar 
menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa kebaikan bagi orang 
lain. Semoga Allah senantiasa membimbing seseorang untuk 
senantiasa bersikap positif dan menjalani hidup sesuai ajaran-Nya. 

C. Syukur atas Berkah 

 
Setiap mukmin yang merasakan berkat atau kebaikan akan 

bersyukur kepada Allah. Sikap syukur ini bukan semata-mata 
menunjukkan rasa terima kasih, tetapi juga pengakuan bahwa segala 
pemberian berasal dari Allah. Syukur ini termanifestasi dalam ucapan, 
tindakan, dan tingkah laku sehari-hari. Seorang mukmin akan 
mengucapkan "Alhamdulillah" sebagai ungkapan syukur, serta 
memanfaatkan berkat tersebut dengan cara yang baik dan 
bermanfaat. Syukur juga berarti menghindari semua bentuk 
pemborosan dan penyalahgunaan berkat.279 Dengan bersyukur, 
mukmin menunjukkan bahwa ia menghargai anugerah Allah dan tidak 
menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa atau remeh. Sikap ini 
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membuat mukmin lebih rendah hati dan senantiasa ingat bahwa 
segala sesuatu dalam hidupnya adalah atas izin dan kehendak Allah. 

Selain itu, rasa syukur yang tulus membawa mukmin menjadi 
lebih dekat kepada Allah. Dalam setiap doa dan ibadahnya, mukmin 
senantiasa menyertakan ungkapan syukur atas segala berkat yang 
telah diterima. Hal ini memperkuat tali silaturahim antara mukmin 
dan Penciptanya, membuatnya lebih taat dan patuh dalam 
menjalankan perintah-Nya. Syukur yang tulus juga memotivasi 
mukmin untuk terus berupaya meningkatkan kualitas ibadahnya dan 
menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk. Dengan bersyukur, 
mukmin merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejati, karena ia 
menyadari bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah anugerah 
dari Allah. Rasa syukur ini juga menghilangkan perasaan iri dan 
dengki terhadap orang lain, karena mukmin tahu bahwa setiap 
individu mendapatkan rezeki sesuai dengan takdir Allah.280 

Berkat nikmat yang turun dari Allah, mukmin akan berbagi 
kebaikan kepada sesama. Di saat menerima rahmat, mukmin tidak 
hanya menikmatinya sendiri tetapi juga berusaha menyebarkan 
kebaikan itu kepada orang lain. Seseorang yang syukur akan lebih 
murah hati, luwes berinfak, dan membantu mereka yang 
membutuhkan.281 Dengan berbagi, mukmin merasa nikmat yang 
diterimanya menjadi lebih berarti dan memberi berkah yang lebih 
besar. Sikap ini juga menguatkan tali persaudaraan dan solidaritas di 
masyarakat. Mukmin sadar bahwa dengan berbagi, ia tidak cuma 
memenuhi amanat sebagai hamba Allah tetapi juga menambah berkah 
dalam kehidupannya. Semakin banyak ia bersyukur dan berbagi, 
semakin banyak pula rahmat yang akan diberi Allah. 

Lebih lanjut, sikap syukur juga membuat mukmin lebih optimis 
dan penuh harapan. Bila menghadapi ujian atau kesulitan, mukmin 
tidak mudah putus asa karena selalu teringat akan nikmat-nikmat 
yang telah diberikan sebelumnya. Rasa syukur ini memberi daya dan 
semangat untuk terus berusaha dan berdoa kepada Allah. Mukmin 
yakin bahwa setiap kesulitan pasti akan diikuti kemudahan, seperti 
yang dijanjikan Allah dalam Al-Qur'an (QS. Ibrahim 14: 7). Dengan 
sikap yang optimis, mukmin mampu menghadapi setiap situasi 
dengan lebih tenang dan bijak. Optimisme ini juga membuat mukmin 
lebih produktif dan kreatif dalam mencari solusi untuk setiap masalah 
yang dihadapi. Syukur menjadi sumber kekuatan batin yang teguh, 
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membantu mukmin untuk senantiasa bersikap positif dalam segala 
keadaan.282 

Akhirnya, sikap bersyukur yang konsisten membawa umat 
beragama menuju kebahagiaan dan kesejahteraan abadi. Umat yang 
mensyukuri akan selalu merasa cukup dengan miliknya, sehingga 
terhindar dari perasaan tak pernah puas dan haus akan harta. Rasa 
syukur ini membuatnya lebih gembira dan damai dalam menapaki 
kehidupan sehari-hari. Kebahagiaan yang dirasakan bukan hanya 
karena harta pusaka, namun juga karena kedekatan dengan Sang 
Pencipta dan kedamaian hati. Dengan bersyukur, umat juga 
mendapatkan rahmat dan redha Allah, yang merupakan sasaran 
tertinggi dalam hidupnya. Hidup yang dipenuhi syukur ialah hidup 
yang dipenuhi berkat, kebaikan, dan rahmat dari Sang Pencipta.283 
Karenanya, sebagai umat, seseorang harus senantiasa berusaha untuk 
bersyukur dalam setiap keadaan, karena syukur adalah kunci 
kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

D. Sabar Menghadapi Cobaan 

 
Ketika Mengalami cobaan atau kesulitan, seorang mukmin 

harus bersabar. Kesabaran ini mencerminkan ketegasan iman dan 
keyakinan bahwa setiap cobaan memiliki hikmah dan merupakan 
bagian dari takdir Sang Pencipta. Umat yang sabar memahami bahwa 
cobaan adalah cara Sang Pencipta menguji dan memperkuat imannya. 
Dengan bersabar, umat tidak hanya menunjukkan ketegasan hatinya 
tetapi juga kepercayaannya terhadap rencana Sang Pencipta yang 
selalu mengandung kebaikan. Kesabaran ini tidak berarti pasrah 
tanpa usaha, melainkan usaha yang disertai dengan tawakal kepada 
Sang Pencipta.284 Dalam setiap cobaan, umat tetap berusaha mencari 
solusi sambil berdoa dan memohon pertolongan dari Sang Pencipta. 
Sikap ini membuatnya mampu menghadapi kesulitan dengan tenang 
dan bijaksana. 

Dalam menghadapi ujian, seorang mukmin juga memperkuat 
dirinya dengan mengingat dan berdoa kepada Allah. Ia menyadari 
hanya dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ia akan 
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mendapatkan ketenangan dan kekuatan untuk melalui setiap cobaan. 
Doa menjadi sarana penting bagi mukmin untuk memohon 
pertolongan dan panduan dari Sang Khalik. Zikir yang dilakukan tanpa 
pamrih membantu mukmin untuk tetap fokus dan tidak terpengaruh 
oleh perasaan putus asa atau kesal.285 Dengan berzikir dan berdoa, 
mukmin merasakan kedamaian yang mendalam dan yakin bahwa 
Allah senantiasa bersamanya. Kesabaran yang disertai dengan ibadah 
ini membuat mukmin lebih kuat secara spiritual dan mental dalam 
menghadapi segala ujian. 

Selain itu, kesabaran juga mengajarkan seorang mukmin untuk 
tetap berpikir positif dan menemukan hikmah di balik setiap musibah. 
Setiap ujian yang dihadapi dianggap sebagai pelajaran yang berharga 
dan peluang untuk melihat diri sendiri. Mukmin yakin bahwa Allah 
tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan. Oleh karena itu, 
ia senantiasa berusaha memahami apa yang bisa dipelajari dari segala 
kesulitan yang dihadapi.286 Dengan sikap ini, mukmin mampu melihat 
sisi baik dalam segala keadaan, tidak mudah putus asa, dan terus 
berusaha memperbaiki diri. Kesaburan yang demikian membuatnya 
lebih bijak dan dewasa dalam menghadapi berbagai masalah hidup. 

Kesabaran juga memperkuat solidaritas dan hubungan seorang 
mukmin dengan sesama. Dalam menghadapi musibah, mukmin tidak 
segan untuk meminta dukungan dan bantuan dari saudara seiman. Ia 
juga turut membantu mereka yang mengalami kesulitan serupa, 
sehingga tercipta rasa kebersamaan dan saling tolong menolong. 
Sikap saling membantu ini membuat mukmin merasa tidak sendirian 
dalam menghadapi cobaan, karena ada komunitas yang siap 
mendukung dan menguatkan. Kesaburan yang kolektif ini 
mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan kepedulian sosial di 
antara sesama mukmin.287 Dengan saling mendukung, mereka dapat 
bersama-sama mengatasi setiap ujian dengan lebih mudah dan cepat. 

Di saat waktu menguji kesabaran, sang mukmin menghadapi 
ujian dengan lapang dada. Keyakinan yang kukuh akan rencana Allah 
membuat hati tenang meski musibah datang bertubi-tubi. 
Kesabarannya membuahkan pahala yang melimpah di dunia dan 
akhirat. Berkat sabar menghadapi cobaan, pintu keberkahan terus 
terbuka lebar. Jalur menuju ridho Ilahi hanya tertapak oleh langkah 
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kesabaran.288 Oleh sebab itu, umat Islam diajari untuk selalu bersikap 
lapang dada dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Karena 
hanya dengan sabar menghadapi ujian, pintu kebahagiaan abadi dapat 
tercapai. 

E. Kebaikan Bersabar 

 
Bersabar dalam menghadapi musibah juga dianggap sebagai hal 

yang baik. Kesabaran menunjukkan keteguhan hati dan iman yang 
kuat, serta mendatangkan pahala dan kebaikan dari Allah. Mukmin 
yang bersabar menyadari bahwa setiap cobaan adalah bagian dari 
ujian kehidupan yang harus dihadapi dengan ikhlas dan penuh 
kesabaran.289 Dalam al-Qur'an, Allah menyebutkan bahwa bersama 
kesulitan ada kemudahan, sehingga mukmin tidak mudah putus asa 
ketika menghadapi kesulitan (QS. Al-Nasyrh 94: 6-7). Kesabaran 
membuat mukmin tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam 
mengambil keputusan. Dengan sikap ini, ia mampu mengatasi 
musibah dengan cara yang lebih bijak dan tidak merugikan dirinya 
sendiri maupun orang lain. Kesabaran juga menjadi tanda bahwa 
mukmin percaya pada kebijaksanaan Allah dalam mengatur 
kehidupannya. 

Kesabaran dalam menghadapi ujian sangat membantu penganut 
agama dalam mempertahankan kesehatan pikiran dan emosi. ujian 
kerap kali datang tanpa terduga dan dapat mengguncang perasaan 
serta pikiran. Akan tetapi, penganut agama yang sabar mampu 
mengontrol emosinya dan tetap berpikir bijak. Ia tidak terjerumus 
oleh kesedihan atau kemarahan, melainkan berusaha mencari solusi 
terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kesabaran ini 
juga membantu penganut agama agar tidak terbawa arus negatif, 
seperti mengeluh panjang lebar atau menyalahkan situasi.290 Dengan 
sikap yang positif, penganut agama dapat menjaga kesehatan 
mentalnya dan tetap fokus pada tujuan hidup mulia. Kesabaran 
menjadi kekuatan batin yang memungkinkan penganut agama untuk 
menghadapi setiap cobaan dengan penuh keberanian dan ketenangan. 
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Selain itu, kesabaran dalam menghadapi ujian memperkuat 
hubungan penganut agama dengan Pencipta. Pada saat-saat sulit, 
penganut agama yang sabar akan lebih banyak berdoa dan meminta 
pertolongan kepada Pencipta. Ia menyadari bahwa hanya Pencipta 
yang sanggup memberikan jalan keluar paling baik dari setiap 
kesulitan.291 Berdoa dan beribadah menjadi sumber ketenangan dan 
kekuatan bagi penganut agama, sehingga ia merasa lebih dekat 
dengan Pencipta. Kesabaran juga menunjukkan bahwa penganut 
agama memiliki kepercayaan yang kuat terhadap rencana Pencipta, 
meskipun ia belum sepenuhnya memahami hikmah di balik ujian 
tersebut. Dengan berpegang teguh pada keyakinan dan ketawakalan, 
penganut agama dapat menghadapi setiap godaan dengan lebih 
tenang dan penuh keyakinan bahwa Pencipta senantiasa bersamanya. 

Kesabaran adalah kualitas yang penting bagi setiap mukmin 
untuk menghadapi segala macam cobaan. Mereka yang sabar mampu 
menjadi teladan yang menginspirasi bagi sesama dengan sikap 
bijaksananya dalam menghadapi masalah. Hal ini membuat mereka 
dihormati dan bisa diandalkan oleh orang lain. Selain itu, sifat sabar 
juga membuat seseorang lebih empati terhadap penderitaan orang 
lain sehingga mereka lebih mudah membantu yang sedang 
kesusahan.292 Dengan demikian, kesabaran memperkuat tali 
silaturahim dan rasa hidup bersama di tengah komunitas, sehingga 
lingkungan menjadi lebih harmonis dan penuh kebaikan. 

Akhirnya, kesabaran membawa kedamaian hati bagi mereka 
yang sabar karena mereka yakin setiap ujian pasti membawa hikmah. 
Kesabaran ini juga menghasilkan pahala besar di sisi Allah yang 
menjadi bekal berharga untuk kehidupan di akhirat. Dengan 
kesabaran, seseorang tidak hanya mendapat kebaikan di dunia tetapi 
juga di akhirat. Kesabaran menjadi kunci untuk meraih ridho Allah dan 
mencapai kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, sebagai mukmin 
seseorang harus selalu bersabar dalam segala keadaan karena 
kesabaran adalah gambaran iman yang kuat dan jalan menuju 
kebahagiaan sejati. 

F. Bersyukur Atas Ketentuan Allah 

Menyembah atas pemberian adalah sikap yang mulia dan 
membawa lebih banyak kebaikan. Dengan bersyukur, seorang 
mukmin tidak cuma menikmati anugerah tersebut, melainkan juga 
memperoleh pahala dari Allah. Syukur yang tulus menunjukkan 
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bahwa mukmin menghargai tiap pemberian dari Allah, baik yang 
besar maupun yang kecil. Dengan rasa syukur, mukmin menjaga 
anugerah tersebut dengan baik, tidak menyia-nyiakannya, dan 
menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah. Sikap ini 
merefleksikan iman dan ketakutan yang kuat, serta menambah berkat 
dalam hidupnya. Syukur juga membuat hati mukmin menjadi lebih 
tenang dan puas, karena ia merasa cukup dengan apa yang telah Allah 
berikan.293 Dengan demikian, rasa syukur membantu mukmin 
menghindari sifat iri dan tamak terhadap anugerah orang lain. 

Selain mendatangkan pahala, bersyukur juga membuka pintu 
rahmat dan anugerah yang lebih besar dari Allah. Allah berjanji dalam 
Al-Qur'an bahwa siapa yang bersyukur, akan ditambah anugerahnya. 
Janji ini menunjukkan bahwa syukur adalah kunci untuk 
mendapatkan lebih banyak kebaikan dalam hidup. Mukmin yang 
bersyukur akan selalu merasa diberkati, karena ia melihat setiap 
anugerah sebagai tanda kasih sayang Allah. Rasa syukur ini juga 
menjadikannya lebih optimis dan penuh harapan dalam menjalani 
kehidupan sehari-hari.294 Dengan bersyukur, mukmin menjadi pribadi 
yang lebih positif, selalu melihat sisi baik dari setiap kejadian, dan 
tidak mudah putus asa. Sikap ini membuatnya lebih kuat dan tangguh 
dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian hidup. 

Bersyukur sungguh memiliki dampak positif terhadap 
hubungan sosial seorang mukmin dengan sesama. Seseorang yang 
mensyukuri nikmat-Nya cenderung lebih dermawan dan suka berbagi 
dengan orang lain. Ia paham bahwa anugerah yang diterimanya bukan 
hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk membantu mereka 
yang membutuhkan.295 Dengan berbagi, mukmin tidak saja melegakan 
beban mereka yang kesusahan, akan tetapi juga menyebarkan 
kebaikan serta meningkatkan rasa kekeluargaan. Sikap murah hati ini 
membuat mukmin semakin dihormati dan disayangi oleh mereka 
diseseseorangrnya. Lewat tindakan nyata, mukmin memperlihatkan 
bahwa syukur bukan sekadar ucapan kosong, melainkan perbuatan 
yang membawa manfaat bagi sesama. Dengan begitu, syukur 
memperkuat ikatan sosial dan membangun masyarakat yang rukun 
dan saling mendukung. 
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Dari perspektif spiritual, syukur memperkuat hubungan 
mukmin dengan Allah Suci. Apabila mukmin bersyukur, ia senantiasa 
mengingat pada Allah dan menyadari bahwa segala kebaikan berasal 
darinya. Hal ini membuat mukmin semakin giat dalam beribadah dan 
semakin dekat dengan Allah. Syukur pun mengajarkan mukmin selalu 
bergantung kepada Allah dalam setiap kondisi, baik saat senang 
maupun sedih. Lewat syukur, mukmin merasakan kehadiran Allah 
dalam hidupnya, memberikan kedamaian dan kekuatan untuk 
menghadapi beraneka cobaan. Syukur menjadi sarana penting bagi 
mukmin untuk meningkatkan iman dan takwa, serta menjadikan 
hidupnya semakin bermakna.296 Hubungan yang erat dengan Allah 
melalui rasa syukur ini membawa mukmin pada kebahagiaan dan 
kedamaian sejati. 

Akhirnya, bersyukur membantu mukmin untuk senantiasa 
melakukan introspeksi diri dan meningkatkan kualitas kehidupannya. 
Dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan, mukmin berupaya 
untuk menjadi lebih baik dalam menggunakan dan memelihara 
nikmat tersebut. Ia akan menjadi lebih bijak dalam mengambil 
keputusan dan lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Syukur 
juga membuat mukmin menyadari tanggung jawabnya sebagai hamba 
Allah untuk menjaga dan memanfaatkan nikmat sebaik-baiknya. Sikap 
ini membantu mukmin untuk terus berkembang dan memperbaiki 
dirinya, sehingga ia dapat menjadi pribadi yang lebih baik setiap 
harinya.297 Dengan senantiasa bersyukur, mukmin menjalani 
kehidupan penuh rasa puas, bahagia, dan berkah. Syukur menjadi 
landasan penting bagi mukmin untuk meraih kesuksesan dan 
kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

G. Kehidupan Yang Positif 

Inti dari hadis ini adalah bahwa setiap aspek kehidupan seorang 
mukmin, baik saat menerima berkah maupun saat menghadapi 
cobaan, senantiasa berada dalam keadaan baik. Hal ini karena sikap 
syukur dan sabar yang dimilikinya. Seorang mukmin yang mensyukuri 
setiap pemberian akan menyadari bahwa segala anugerah berasal dari 
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Allah yang wajib dihargai dan dimanfaatkan secara benar.298 Rasa 
syukur membuat seorang mukmin menjaga dan memanfaatkan 
berkah itu untuk hal-hal yang positif, sehingga berkah tersebut tidak 
hanya bermanfaat baginya melainkan juga bagi orang lain. Dengan 
bersyukur, seorang mukmin juga dapat menghindari sikap sombong 
dan rasa lebih unggul dari orang lain. Sebaliknya, ia akan menjadi lebih 
rendah hati dan mensyukuri setiap anugerah, besar maupun kecil. 

Ketika menghadapi ujian, sikap sabar seorang mukmin menjadi 
cermin iman yang kokoh. Kesabaran ini membuatnya mampu 
menghadapi setiap peristiwa dengan tenang dan bijaksana. Seorang 
mukmin yang sabar tidak mudah putus asa atau menyerah pada 
kondisi, melainkan terus berupaya mencari jalan keluar sambil 
senantiasa berserah diri kepada Allah. Sikap sabar juga menunjukkan 
keyakinan bahwa setiap cobaan adalah bagian dari takdir Allah yang 
memiliki hikmah tersembunyi.299 Dengan bersabar, seorang mukmin 
akan belajar menjadi lebih kuat, tangguh, dan tidak mudah 
terpengaruh oleh situasi sulit. Kesabaran ini membantunya untuk 
terus fokus dan tidak goyah di tengah ujian hidup. 

Kedua sikap syukur dan sabar membentuk jati diri mukmin 
yang kokoh dan penuh kebaikan mulia. Seorang mukmin yang 
bersyukur dan sabar akan selalu melihat sisi indah dalam setiap 
keadaan, baik dalam suka maupun duka.Dengan paham ini, mukmin 
tak cuma menjalin kasih sayang dengan Sang Khalik, tetapi pula 
sesama makhluk. Sikap syukur dan sabar membuat mukmin peka 
terhadap nasib sesamanya dan siap membantu yang membutuhkan 
bantuan.300 Mukmin demikian menjadi panutan mulia bagi seantero 
umat manusia, karena sanggup menapaki kehidupan penuh ikhlas dan 
iman yang kokoh. Watak terpuji ini membuat hidup seorang mukmin 
dipenuhi kebajikan dan keberkahan. 

Syukur dan sabar pula melimpahkan kebahagiaan sejati kepada 
mukmin. Mukmin yang bersyukur merasa bahagia dalam setiap 
nikmat yang diberi-Nya, tanpa merasa iri atau dengki akan punya 
orang lain. Sebaliknya, mukmin yang sabar merasa tenang dan aman 
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karena yakini setiap cobaan adalah ujian dari Sang Pencipta yang akan 
membawanya pada kebaikan lebih besar. Kedua sikap ini membuat 
mukmin sanggup menapaki kehidupan penuh rasa syukur dan ridho, 
sehingga tak mudah terpengaruh situasi luar.301 Kebahagiaan yang 
dirasakan mukmin berasal dari dekatnya hubungan dengan Sang 
Khalik serta kedamaian jiwa. 

Sesungguhnya pesan mulia yang terkandung dalam hadis 
tersebut pada intinya mengajarkan bahwa kunci untuk memperoleh 
kehidupan yang sejahtera ditentukan oleh sikap bersyukur dan sabar. 
Dengan bersyukur, seseorang dapat memahami nilai dari segala 
karunia yang diberikan Allah serta mampu memanfaatkannya secara 
bijak. Sedangkan dengan bersabar, seseorang akan dapat menghadapi 
berbagai cobaan hidup dengan teguh dalam iman dan keteguhan 
jiwa.302 Kedua sifat terpuji ini tidak hanya akan membuahkan 
kebaikan di kehidupan seseorang, namun juga memacu seseorang 
untuk semakin dekat kepada Sang Khalik. Sebagai hamba yang benar, 
setiap insan diwajibkan untuk senantiasa mengembangkan sifat 
bersyukur dan sabar dalam segala kondisi, sehingga dapat hidup 
berkah dan bahagia.303 Marilah seseorang ambil teladan mulia dari 
hadis tersebut untuk melangkah di tengah dinamika kehidupan ini, 
demi meraih kebahagiaan di dunia akhirat. 

Hadis suci tersebut turut mengingatkan seseorang untuk 
senantiasa bersyukur dalam nikmat dan bersabar dalam cobaan, 
karena kedua sikap itu adalah tanda keimanan yang sejati. 
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BAB X. MERINGANKAN BEBAN ORANG LAIN 
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Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw bersabda: "Siapa yang 
melapangkan seorang mukmin dari kesusahan dunia, niscaya Allah 
melapangkan baginya kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang 
memberi kemudahan kepada orang yang dilanda kesulitan, niscaya 
Allah memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang 
menutup (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutup (aibnya) di 
dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama 
hamba itu menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk 
mencari ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya jalan ke surga. 
Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah sambil 
membaca Seseorangbullah dan mempelajarinya di antara mereka, 
melainkan turun kepada mereka ketenangan dan mereka diliputi 
rahmat serta dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah menyebut 
mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya. Siapa yang 
diperlambat oleh amalnya, tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. 
 
Pokok-pokok Kandungan Hadis: 

A. Nilai Kebersamaan 

 
Ajaran dalam hadis ini menekankan pentingnya kerja sama dan 

saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Membantu 
sesama adalah bentuk konkrit dari rasa solidaritas dan persaudaraan. 
Ketika seseorang membantu orang lain, ia tidak hanya melegakan 
beban mereka tetapi juga mempererat ikatan sosial. Membantu 
sesama menciptakan rasa saling percaya dan memperkuat jaringan 
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sosial yang ada dalam masyarakat.304 Dengan saling membantu, 
seseorang belajar untuk tidak egois dan lebih peduli terhadap 
kepentingan bersama. Kebersamaan dalam masyarakat menjadi lebih 
harmonis ketika setiap individu merasa dihargai dan diperhatikan.305 
Dalam Islam, membantu sesama adalah cerminan akhlak mulia yang 
harus dimiliki setiap muslim. Ini adalah bentuk nyata dari penerapan 
nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 
seseorang perlu selalu siap untuk saling membantu dan mendukung, 
kapan pun dan di mana pun. 

Membantu orang lain juga memberikan manfaat bagi diri 
sendiri. Ketika seseorang membantu, ia merasakan kebahagiaan dan 
kepuasan hati yang sulit diukur dengan materi. Perasaan ini muncul 
karena ia tahu bahwa ia telah berbuat sesuatu yang baik dan 
bermanfaat bagi orang lain.306 Selain itu, membantu orang lain juga 
dapat meningkatkan kesehatan mental seseorang. Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa tindakan altruistik dapat mengurangi 
stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Kebersamaan dan 
saling tolong-menolong juga dapat menciptakan lingkungan yang 
positif dan mendukung. Ketika seseorang berada dalam lingkungan 
yang saling mendukung, mereka akan merasa lebih aman dan 
nyaman.307 Oleh karena itu, membangun budaya saling tolong-
menolong sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang 
harmonis dan sejahtera. 

Kerjasama dan silaturahim yang tercipta lewat saling tolong 
menolong juga berimplikasi positif pada stabilitas sosial. Ketika 
masyarakat saling mendukung, konflik dan perpecahan dapat 
diminimalisir. Solidaritas membuat seseorang menjadi lebih toleran 
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dan menghargai perbedaan.308 Dalam konteks yang lebih luas, 
kebersamaan ini juga berpotensi berkontribusi pada kedamaian 
dunia. Dengan menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan saling tolong 
menolong, seseorang dapat membangun masyarakat yang lebih 
inklusif dan ramah. Ini adalah langkah awal menuju dunia yang lebih 
adil dan damai.309 Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk terus 
mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-
hari. Pendidikan tentang pentingnya saling tolong menolong harus 
dimulai sejak dini, baik di keluarga maupun di sekolah. 

Peranan agama sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai 
kebersamaan dan saling tolong menolong. Dalam Islam, banyak hadis 
dan ayat Al-Qur'an yang mengajarkan tentang pentingnya membantu 
sesama. Misalnya, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang 
yang beriman adalah saudara, sehingga mereka harus saling 
membantu. Selain itu, Rasulullah SAW juga mencontohkan banyak 
tindakan saling tolong menolong dalam kehidupan beliau. Seseorang 
bisa belajar dari teladan beliau untuk selalu siap membantu siapa pun 
yang membutuhkan. Dengan meneladani Rasulullah SAW, seseorang 
dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang 
lain.310 Oleh karena itu, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama 
tentang kebersamaan dan saling tolong menolong sangat penting 
dalam membentuk karakter yang mulia. 

Membangun kebersamaan dan budaya tolong-menolong 
membutuhkan kontribusi bersama dari semua pihak. Pemerintah, 
masyarakat sipil, dan individu perlu bekerja sama untuk menciptakan 
lingkungan yang kondusif bagi penanaman nilai-nilai tersebut. 
Pemerintah dapat merumuskan regulasi yang mendorong partisipasi 
publik dalam aktivitas sosial.311 Organisasi masyarakat mampu 
menyelenggarakan program-program yang mengundang orang untuk 
terlibat dalam aksi saling tolong-menolong. Setiap warga pun perlu 
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mengambil inisiatif untuk membantu sesama di lingkungannya.312 
Semua upaya itu akan saling melengkapi dan memperkuat budaya 
kebersamaan dalam komunitas. Dengan demikian, masyarakat dapat 
membangun lingkungan yang lebih harmonis, damai, dan sejahtera. 
Nasehat tentang pentingnya kebersamaan dan tolong-menolong 
merupakan pembelajaran bagi semua orang untuk senantiasa berbuat 
baik dan mendukung satu sama lain di setiap kesempatan. 

B. Jaminan Pertolongan Allah 

 
Allah menjanjikan akan membantu hamba-Nya yang berusaha 

membantu sesama. Ini menunjukkan bahwa aksi baik akan 
mendapatkan balasan sepadan dari Sang Maha Pencipta. Saat 
seseorang menolong komunitas, sebenarnya ia sedang menabung 
pahala untuk diri sendiri di sisi Allah. Bantuan yang diberikan 
mungkin dinilai kecil atau remeh, namun di mata Allah setiap 
kebaikan akan dihitung dan dibalas setimpal. Ini juga mengajarkan 
seseorang untuk senantiasa ikhlas dalam berbuat baik tanpa 
mengharap imbalan langsung dari orang yang ditolong.313 Keyakinan 
akan membalas setiap kebaikan Allah memotivasi untuk terus berbuat 
baik. Dalam agama Islam, segala amal shaleh yang dilakukan dengan 
niat murni dan ikhlas pasti akan dibalas Allah, baik di dunia maupun 
akhirat. Oleh sebab itu, setiap orang diingatkan untuk senantiasa 
menjaga niat murni dan berbuat baik semata-mata karena Allah. 

Jaminan pertolongan dari Allah mampu memberi kedamaian 
dan rasa aman bagi setiap pemeluk agama Islam. Apabila seseorang 
berbuat baik dengan menolong orang lain, orang tersebut tidak perlu 
cemas akan kehilangan atau kekurangan. Allah pasti akan mengganti 
setiap kebaikan yang dilakukan dengan cara yang mungkin tidak 
terbayangkan sebelumnya. Bantuan Allah dapat tiba dalam berbagai 
rupa, seperti rezeki yang lancar, kesehatan yang prima, atau 
kelancaran dalam urusan.314 Kepercayaan bahwa Allah senantiasa 
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bersama mereka yang berbuat baik membekali kekuatan serta 
semangat untuk terus membantu sesama, meskipun mungkin orang 
itu sendiri tengah menghadapi kesulitan. Selain itu, keyakinan ini juga 
mendidik seseorang untuk senantiasa bersabar dan ridho dalam 
menghadapi berbagai cobaan kehidupan. Dengan begitu, seseorang 
akan menjadi lebih tangguh dan tegar dalam menjalani kehidupan 
seharian.315 

Pahala dari perbuatan baik tidak saja dirasakan di dunia, akan 
tetapi juga di akhirat. Menolong sesama adalah salah satu amal jariyah 
yang pahalanya akan terus mengalir walau orang itu telah tiada. Ini 
berarti, setiap kebaikan yang dilakukan akan menjadi modal amal 
yang berkelanjutan.316 Dalam Al-Quran dan hadis banyak disebutkan 
bahwa amal baik akan menjadi cahaya dan pembantu di hari kiamat. 
Oleh karena itu, membantu sesamalah salah satu cara untuk 
mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati. Selain itu, 
dengan berbuat baik seseorang juga dapat melegakan beban orang 
lain dan membawa kebahagiaan dalam kehidupan mereka.317 
Kebahagiaan yang disampaikan kepada orang lain akan kembali 
kepada diri seseorang dalam bentuk pahala serta berkah dari Allah. 
Dengan demikian, perbuatan baik yang dilakukan tidak saja 
bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. 

Menolong sesama adalah cara untuk mendekatkan diri kepada 
Sang Khalik. Ketika seseorang berbuat baik kepada makhluk-Nya, 
hatinya akan terkunci erat dengan cinta kepada Allah Yang Maha 
Pemurah. Bukan saja manfaat dunia yang diperoleh, namun balasan 
yang abadi pula akan terlintas di akhirat kelak. Demikian pula, berbuat 
baik turut melancarkan hidup seseorang. Ia akan terbiasa bersabar, 
ikhlas mengorbankan diri, serta mensyukuri nikmat-nikmat Ilahi. 318 
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Melalui kebajikan, manusia dapat melihat hidup lebih luas dan 
menghargai setiap anugerah Tuhan. Sebaliknya, sifat negatif seperti 
sombong dan tak acuh akan hilang. 

Membujuk sesama untuk saling tolong-menolong adalah cara 
terbaik memajukan masyarakat. Bila setiap insan memiliki jiwa 
kepedulian, rasa saling hargai dan kasih sayang akan menjadi lebih 
kokoh. Persatuan dan kedermawanan akan tercipta, sehingga konflik 
dapat dicegah. Nilai-nilai mulia ini pun akan diteladani generasi muda. 
Dengan begitu, masa depan yang lebih cerah dapat dipupuk bersama-
sama. Jaminan Allah bagi orang yang menolong sesama adalah pemacu 
semangat untuk terus berbuat baik, demi kebaikan bersama yang 
abadi. 

C. Kebaikan dan Pahala 

 
Menolong sesama manusia adalah salah satu perbuatan mulia 

yang akan mendapatkan ganjaran besar di akhirat. Hadis ini mengajak 
umat Islam untuk terus berbuat baik tanpa mengharap balasan dari 
makhluk, melainkan mengharapkan balasan dari Sang Khalik. Dengan 
mengerjakan kebaikan tanpa pamrih, seseorang mempelajari untuk 
menjadi lebih tulus ikhlas dalam setiap tindakannya. Ketaqwaan 
dalam berbuat baik adalah kunci utama untuk meraih ridho Allah.319 
Apabila seseorang membantu sesama manusia dengan nurani murni, 
ia sebenarnya sedang memperbaiki kualitas dirinya sendiri. Ia 
menjadi pribadi yang lebih baik, lebih empati, dan lebih peka terhadap 
kebutuhan orang lain. Di samping itu, perbuatan tulus ini juga akan 
membawa kedamaian dan ketenangan jiwa, karena ia tahu bahwa 
Allah mengetahui setiap niat mulianya.320 Dalam berbuat baik, niat 
yang tulus adalah yang paling utama, karena amal tanpa ketulusan tak 
akan diterima oleh Allah. 

Hadis ini juga mengajarkan seseorang untuk tidak terlalu 
berharap pada penghargaan atau pengakuan dari makhluk. Kadang-
kadang, kebaikan yang dilakukan mungkin tidak dihargai atau bahkan 
dianggap remeh oleh orang lain. Namun, hal ini tak boleh membuat 
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seseorang berhenti berbuat baik. Allah melihat setiap perbuatan mulia 
yang dilakukan, meskipun kecil, dan Dia akan memberikan ganjaran 
yang jauh lebih baik daripada yang dapat diberikan oleh manusia. 
Dengan demikian, seseorang diajarkan untuk senantiasa fokus pada 
tujuan akhir yaitu meraih ridho Allah, bukan pujian atau penghargaan 
dari makhluk. Ini juga mengajarkan seseorang untuk bersabar dan 
tetap konsisten dalam mengerjakan kebaikan, meski mungkin tak 
selalu mendapat apresiasi dari orang lain.321 Keyakinan bahwa Allah 
akan membalas setiap kebaikan dengan adil membuat seseorang 
semakin semangat untuk terus berbuat baik. 

Selain itu, pesan hadis ini juga mengingatkan pentingnya 
konsistensi dalam mengerjakan kebajikan. Amal shaleh yang 
dilakukan secara rutin, meskipun kecil, lebih dizanahkan oleh Allah 
ketimbang amal besar yang dilakukan sekali saja. Ketekunan dalam 
berbuat baik menunjukkan komitmen seseorang untuk menjalankan 
perintah Tuhan dalam berbagai kesempatan hidup. Membantu sesama 
secara terus-menerus juga dapat membentuk sifat seseorang menjadi 
lebih peduli dan dermawan.322 Setiap peluang untuk mengulurkan 
tangan kepada orang lain adalah kesempatan untuk memperoleh 
pahala dan mendekat kepada Sang Khalik. Karenanya, setiap manusia 
harus berusaha untuk senantiasa peka akan kebutuhan sesama dan 
siap berbagi kapan pun dibutuhkan. Dengan cara ini, diri dapat 
membangun kebiasaan baik yang berlanjut dan tak berkesudahan. 

Hadis tersebut juga mempertegas pentingnya niat murni dalam 
tiap-tiap amal shaleh. Niat yang murni adalah niat semata-mata 
karena Allah, bukan kerana ingin dipuji atau mendapatkan 
keuntungan fana. Dengan niat yang murni, setiap perbuatan baik 
seseorang akan bernilai sebagai ibadah di sisi Sang Maha Esa. Dalam 
agama Islam, niat adalah dasar dari segala perbuatan. Amal tanpa niat 
yang suci dan tulus tidak akan diterima oleh Allah.323 Oleh karena itu, 
sebelum seseorang mengerjakan kebajikan, seseorang harus 
memastikan bahwa niat seseorang benar-benar demi Allah. Dengan 
demikian, tiap-tiap kebaikan yang dilakukan akan mendapat pahala 
yang besar dan diterima di sisi Allah. Ini juga mengajarkan seseorang 
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untuk senantiasa melakukan introspeksi dan memperbaiki niat dalam 
tiap tindakan. 

Terakhir, hadis ini menyadarkan setiap insan bahwa menolong 
sesama adalah bukti keimanan yang kokoh. Seorang mukmin sejati 
adalah yang berguna bagi kehidupan orang lain. Nabi Muhammad 
SAW bersabda, "Manusia paling mulia adalah yang paling bermanfaat 
bagi kemanusiaan." Oleh sebab itu, menolong sesama merupakan 
bukti nyata dari keimanan diri sendiri. Dengan membantu orang lain, 
seseorang tidak hanya membantu melegakan beban mereka, namun 
juga menunjukkan kasih sayang dan simpati sebagai umat Islam yang 
saling peduli. Ini juga menjadi dakwah yang ampuh, karena amal baik 
seseorang dapat menginspirasi insan lain untuk berbuat demikian.324 
Dengan demikian, seseorang tidak cuma meningkatkan kualitas diri, 
melainkan turut serta menciptakan masyarakat yang lebih baik dan 
rukun. Menolong sesama adalah bagian integral dari kehidupan 
seorang muslim beriman, dan hadis ini mengingatkan agar terus 
berbuat demikian dengan penuh ikhlas serta harapan pada rahmat 
Allah. 

Menolong saudara seagama atau sesama manusia merupakan 
perbuatan yang sangat direkomendasikan dan memiliki nilai luhur di 
sisi Allah. Ini menandakan bahwa Islam sangat menghargai tindakan 
yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam ajaran Islam, setiap gerakan 
yang memberi manfaat kepada sesama dianggap sebagai amal saleh 
yang akan mendapat balasan mulia. Nabi Muhammad SAW banyak 
mencontohkan perilaku saling tolong menolong dalam kehidupan 
sehari-hari, baik dalam hal kecil maupun besar.325 Dengan menolong 
orang lain, seseorang sebenarnya sedang menjalankan ajaran Islam 
secara langsung. Kebaikan yang dilakukan tidak cuma membantu 
melegakan beban orang lain, tetapi juga mempererat tali silaturahim 
dan memperkuat ikatan persaudaraan. Dalam kehidupan 
bermasyarakat, sikap saling membantu ini akan menciptakan 
lingkungan yang rukun dan damai. Oleh karena itu, seseorang wajib 
selalu berusaha menolong sesama dengan ikhlas serta penuh kasih 
sayang. 

Bertolong-tolongan merupakan cara untuk memperoleh 
keridhaan Allah dan semakin dekat kepada-Nya. Tiap-tiap amal soleh 
yang dilakukan manusia akan dicatat para malaikat sebagai beban 
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baik dalam timbangan amal di hari kemudian. Dalam Al-Quran, Allah 
mengingatkan umat-Nya untuk saling membantu dan berbuat baik. 
Perbuatan yang dilakukan di dunia akan menjadi modal hidup 
seseorang di akhirat nanti. Di samping itu, menolong orang lain juga 
akan mendapatkan doa dan kebaikan dari orang yang dibantu. 
Terlebih, doa orang yang dizalimi atau sedang kesusahan sangat 
berkesan di sisi Allah.326 Karena itu, menolong orang lain tidak cuma 
bermanfaat bagi mereka, tetapi juga bagi diri sendiri. Ini salah satu 
ibadah mulia di sisi Allah. 

Agama Islam mengajarkan bahwa setiap amal baik, sekecil apa 
pun, tidak akan sia-sia. Allah berjanji akan membalas setiap perbuatan 
baik yang dilakukan dengan niat tulus. Bahkan, seulas senyum untuk 
saudara dianggap sedekah dan akan dibalas pahala. Menolong orang 
lain, baik dengan harta, tenaga, maupun pikiran, termasuk bagian dari 
sedekah yang dianjurkan dalam Islam. Ketika membantu orang lain, 
sesungguhnya sedang berbagi nikmat yang diberi Allah. Ini cara 
bersyukur atas nikmat tersebut dan menunjukkan rasa terima kasih 
kepada Allah.327 Karenanya, harus siap membantu orang lain kapan 
pun kesempatan. Dengan berbuat baik, tidak saja dapat pahala, tapi 
juga merasakan bahagia dan puas hati luar biasa. 

Menolong sesama manusia dapat menanamkan empati dan 
kepedulian yang mendalam di hati. Ketika seseorang menyaksikan 
dan merasakan penderitaan orang lain, seseorang akan semakin 
menghargai nikmat yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Sikap 
empati ini akan mendorong seseorang untuk senantiasa siap 
membantu dan mendukung mereka yang kekurangan. Di tengah 
masyarakat, sikap seperti ini sungguh penting untuk menciptakan 
iklim sosial yang harmonis dan positif.328 Dengan saling tolong 
menolong, ketidaksetaraan sosial dapat dikurangi dan keadilan akan 
tercipta untuk semua pihak. Agama Islam sangat menekankan 
pentingnya keadilan bersama dan kesejahteraan bersama, dan salah 
satu cara untuk meraihnya adalah dengan menolong sesama. Oleh 
karena itu, menolong orang lain tidak saja memberi manfaat pribadi, 
melainkan juga manfaat sosial yang besar. 
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Pada akhirnya, menolong sesama adalah bagian dari upaya 
dakwah Islam. Ketika seseorang membantu orang lain, seseorang 
sebenarnya telah menunjukkan ajaran-ajaran Islam yang penuh kasih 
sayang. Perbuatan baik seseorang dapat menjadi teladan dan inspirasi 
bagi orang lain untuk berbuat demikian. Dengan begitu, seseorang tak 
hanya menolong yang memerlukan, melainkan juga menyebarkan 
kebaikan dan nilai-nilai Islam. Inilah cara ampuh untuk menyebarkan 
pesan-pesan Islam dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama 
rahmatan lil 'alamin.329 Oleh karena itu, marilah seseorang berupaya 
senantiasa menolong sesama dengan niat ikhlas semata untuk ridha 
Allah. Dengan demikian, seseorang tidak hanya mendapat pahala, tapi 
juga turut serta menyebarkan kebaikan dan kedamaian di bumi ini. 

D. Tolong-Menolong Antarsesama 

 
Hadis ini mengajarkan prinsip saling berkolaborasi dalam Islam. 

Setiap individu diharapkan untuk tidak individualis, melainkan 
bersinergi dan saling membantu. Islam mendorong kerja sama dan 
solidaritas sebagai bagian dari iman. Setiap muslim diajarkan untuk 
peduli pada saudara dan manusia lain. Nabi Muhammad SAW selalu 
mencontohkan betapa pentingnya saling bantu dalam kehidaran, baik 
dalam bentuk dukungan fisik maupun non-fisik. Sikap saling 
membantu ini tidak hanya memperkuat tali antar manusia, tetapi juga 
memperkokoh ikatan sosial masyarakat.330 Dengan bekerja sama, 
seseorang menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh cinta, 
dimana setiap orang merasa dihargai dan diperhatikan. 

Prinsip saling membantu ini juga mencerminkan sifat rahmat 
Islam bagi semesta. Dengan menolong orang lain, seseorang 
menunjukkan bahwa agama ini membawa kasih dan kebaikan untuk 
semua makhluk. Bantuan yang diberikan tidak hanya terbatas pada 
umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja yang membutuhkan. Ini 
adalah bentuk implementasi nilai-nilai kemanusiaan universal yang 
diajarkan Islam. Menolong sesama tanpa pandang latar adalah cara 
menunjukkan ketinggian akhlak Islam.331 Nabi Muhammad SAW 
selalu menekankan kebaikan kepada semua orang, termasuk tetangga, 
teman, bahkan orang yang tak dikenal. Dengan demikian, seseorang 
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berkontribusi menyebarkan pesan damai dan cinta yang diajarkan 
Islam. 

Hadis ini menyampaikan bahwa menolong sesama merupakan 
ibadah yang luhur. Setiap amal baik yang dilakukan tanpa pamrih 
karena Allah akan mendapat pahala besar. Dengan menolong orang 
lain, seseorang tak hanya membantu mengatasi kesulitan mereka, 
tetapi juga mendapat karunia dan rahmat dari Allah. Prinsip ini 
menegaskan bahwa masing-masing wajib berkontribusi dalam 
kebajikan. Menolong orang lain adalah wujud nyata dari ajaran Islam 
dalam kehidupan sehari-hari. Ini pula cara mendekatkan diri kepada 
Sang Khalik, karena setiap kebajikan dicatat sebagai amal shaleh.332 
Oleh karenanya, penting bagi setiap muslim selalu menemukan 
kesempatan untuk berbuat baik dan membantu orang lain. 

Dalam masyarakat saling membantu, setiap insan akan merasa 
lebih aman dan nyaman. Ketika seseorang tahu ada orang lain siap 
membantu dalam kesulitan, seseorang akan merasa lebih tenang dan 
tak merasa sendiri. Ini mencipta rasa solidaritas yang kuat dan 
memperkuat tali sosial dalam masyarakat. Saling membantu juga 
dapat mengurangi jurang sosial dan ekonomi, karena mereka 
berkecukupan dapat membantu mereka yang kekurangan.333 Dengan 
demikian, prinsip saling membantu ini berkontribusi mencipta 
masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Islam mengajarkan bahwa 
kebahagiaan sejati dapat diraih ketika seseorang saling mendukung 
dan membantu satu sama lain, bukan hanya mengejar kepentingan 
pribadi. 

Kekuatan solidaritas membantu seseorang bertahan dalam 
rintangan. Ketika kesulitan datang, saling tolong menolong adalah 
jaminan seseorang tak sendiri. Hadirnya yang lain menguatkan ketika 
diuji. Berkat kepedulian bersama, penderitaan terbagi dan harapan 
tak pernah mati. Prinsip saling membantu bukan sekadar tindakan 
mulia, melainkan adat sungguh-sungguh bagi insan. Membantu orang 
lain bukan sekedar tentang amal saleh, tetapi mengenai keberadaan 
seseorang semua.334 Jika seseorang hanya melihat diri sendiri, maka 
seseorang hanya melihat separuh kebenaran. Dengan melihat orang 
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lain, seseorang baru benar-benar melihat. Karena itu, berbagi beban 
itu lebih dari sekadar turut merasakan, tetapi mengerti apa yang 
sebenarnya terjadi. Hanya dengan memahami orang lain seseorang 
bisa saling membantu secara sejati. 

Sikap saling mendukung ini harus seseorang ajarkan pada 
generasi muda. Merekalah penerus bangsa ini. Jika sikap egoisme 
dibiarkan, maka masa depan bagaimana? Marilah seseorang 
tanamkan nilai-nilai luhur seperti tolong-menolong dan saling peduli. 
Dengan begitu, mereka akan tumbuh menjadi insan-insan mulia yang 
siap menopang sesama. Itulah cara terbaik mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera bagi semua pihak.335 Dengan menggunakan 
kemampuan merasakan perasaan dan perspektif orang lain, 
seseorang dapat belajar untuk menghargai serta menghormati rasa 
sakit dan kebutuhan pihak lain. Hal ini membantu seseorang tidak 
hanya fokus pada dirinya sendiri tetapi juga melihat ke luar dan 
memperhatikan lingkungan seseseorangr orang lain.  

Kemampuan empati mengajarkan seseorang untuk menjadi 
lebih sabar dan penuh pengertian terhadap berbagai situasi yang 
dihadapi individu lain. Apabila seseorang melihat orang lain kesulitan, 
empati mendorong seseorang untuk bertindak serta memberikan 
bantuan yang dibutuhkan. Bantuan ini dapat berupa dukungan moral, 
bantuan finansial, bahkan hanya sekedar mendengarkan serta 
memberikan waktu kepada orang lain. Setiap tindakan kecil yang 
dilakukan dengan empati dapat membawa dampak besar bagi orang 
lain.336 Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk terus 
mengembangkan rasa empati di dalam dirinya serta menjadikannya 
bagian integral dari kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan empati juga membantu seseorang untuk 
membangun komunitas yang lebih kuat dan peduli. Dalam komunitas 
yang penuh dengan empati, setiap anggota merasa dihargai dan 
didukung. Hal ini menciptakan lingkungan positif di mana setiap orang 
merasa aman untuk berbagi masalah dan kesulitan mereka.337 Dalam 
agama Islam, komunitas yang kuat dan harmonis adalah salah satu 
tujuan utama, karena mencerminkan nilai-nilai persaudaraan dan 
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kerja sama yang diajarkan oleh agama tersebut. Dengan empati, 
seseorang dapat menciptakan jaringan dukungan yang kokoh, di mana 
setiap orang merasa terhubung dan tidak sendirian dalam 
menghadapi tantangan hidup. Komunitas yang saling mendukung 
akan lebih mampu menghadapi krisis dan kesulitan bersama-sama, 
menunjukkan kekuatan dari persatuan dan solidaritas.338 Oleh karena 
itu, membangun empati merupakan langkah penting dalam 
membentuk komunitas yang lebih baik dan berdaya. 

Selain itu, empati juga memainkan peran penting dalam 
menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Apabila 
seseorang dapat memahami derita orang lain, mereka cenderung 
untuk bertindak secara adil dan berupaya mengurangi ketidakadilan 
yang terjadi. Kemampuan berempati membuat seseorang menjadi 
lebih peka terhadap berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan 
yang dialami oleh sesama. Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan 
salah satu prinsip utama yang wajib dijalankan dalam segala aspek 
kehidupan.339 Dengan empati, seseorang akan semakin termotivasi 
untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas serta 
bergerak menuju masyarakat yang lebih adil bagi semua pihak. Empati 
juga dapat mengurangi konflik dan meningkatkan toleransi, karena 
seseorang akan belajar untuk menghargai perbedaan dan melihat 
kemanusiaan dalam diri setiap individu. Oleh karena itu, 
mengembangkan empati merupakan langkah penting dalam upaya 
menciptakan dunia yang lebih harmonis dan damai. 

Terakhir, kemampuan berempati dapat membantu seseorang 
menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah SWT. 
Apabila seseorang dapat berempati dan membantu orang lain, maka 
dirinya telah menjalankan perintah Allah untuk berbuat kebajikan dan 
saling tolong menolong. Hal tersebut merupakan bentuk ibadah yang 
sangat mulia di hadapan Allah. Dengan menolong sesama, seseorang 
telah mencontoh ajaran Nabi Muhammad SAW dan menjalankan nilai-
nilai keislaman dalam kehidupan seharian. Empati juga akan 
memperkuat hubungan seseorang dengan Allah SWT, karena dirinya 
berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik dan peduli terhadap 
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makhluk-Nya. Setiap tindakan empati yang dilakukan akan 
mendapatkan pahala dan berkah dari Allah SWT.340 Oleh karena itu, 
memiliki sifat empati dan bertindak berdasarkan empati merupakan 
cara efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan 
meningkatkan iman seseorang. 

E. Menjaga Ukhuwah 

 
Persaudaraan di antara umat Islam merupakan aspek yang 

sangat penting dalam agama seseorang. Ikatan persaudaraan tidak 
hanya sebatas darah semata, melainkan melampaui segala hal fisik 
dan geografis. Seseorang diajarkan untuk saling membantu dan 
mendukung sesama Muslim, baik dalam keadaan senang maupun 
sedih. Salah satu cara untuk memperkuat tali persaudaraan adalah 
dengan menyempatkan diri untuk menolong saudara seiman 
seseorang. Memberikan bantuan kepada saudara Muslim lain adalah 
bentuk implementasi ajaran Islam secara nyata.341 Hampir di setiap 
hadis, Nabi Muhammad SAW selalu menekankan pentingnya 
persaudaraan dan saling tolong menolong di antara umat Islam. 
Seseorang yang benar-benar menjalani ajaran agama akan selalu siap 
membantu saudaranya tanpa pamrih.342 Dengan demikian, seseorang 
turut serta dalam membangun kesatuan dan kekuatan umat Islam. 

Persaudaraan dalam Islam tidak pernah terbatas pada satu 
wilayah semata. Seseorang wajib saling membantu sesama Muslim, 
baik yang dekat maupun jauh. Hal ini merupakan tanggung jawab yang 
harus diemban guna memperkokoh tali persatuan umat.343 Di samping 
itu, menolong saudara seagama juga merupakan implementasi dari 
nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh agama seseorang. 
Persaudaraan yang kokoh dalam Islam mampu memberikan 
dukungan moral dan spiritual yang kuat bagi setiap individu. Saat 
seseorang menyadari ada saudara seiman yang siap membantu dan 
mendukung, ia akan memiliki kekuatan batin yang lebih besar serta 
semangat yang tak kenal lelah dalam menghadapi segala ujian 
kehidupan. Dukungan ini dapat berupa nasihat bijak, doa tulus, 
maupun bantuan konkrit berupa harta. Dengan saling melengkapi, 
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masing-masing dapat menciptakan lingkungan yang harmonis serta 
penuh kasih sayang, tempat setiap insan merasa dihargai dan 
diperhatikan. Inilah kunci penting bagi kesehatan jiwa dan 
kesejahteraan emosi setiap makhluk.344 Oleh karena itu, persaudaraan 
yang kokoh tak hanya memberi manfaat sosial namun juga 
mendukung kesejahteraan individual secara menyeluruh. 

Selain itu, menolong saudara seiman juga dapat membantu 
seseorang menghindari sifat egois dan individualistik. Dalam 
masyarakat yang penuh semangat gotong royong dan saling tolong 
menolong, setiap insan akan lebih fokus pada kepentingan bersama 
daripada kepentingan pribadi. Ini mengajarkan seseorang untuk 
menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain serta siap 
berkorban demi kemaslahatan bersama.345 Sikap mulia inilah yang 
sangat penting dalam membentuk karakter yang luhur dan 
bermartabat. Islam mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang 
dilakukan kepada sesama akan kembali berlimpah ruah. Oleh karena 
itu, dengan membantu saudara seiman, seseorang tak hanya memberi 
manfaat bagi mereka namun juga menerima berkah serta pahala yang 
tak terhingga dari Allah Yang Maha Pengasih. 

Terakhir, membantu saudara sesama pemeluk agama sama 
merupakan salah satu cara untuk memperkuat dakwah Islam. Ketika 
seseorang menunjukkan kebaikan dan mengkhawatirkan sesama, 
seseorang dapat menarik orang lain untuk melihat dan memahami 
ajaran Islam yang sebenarnya. Perbuatan baik seseorang dapat 
menginspirasi orang lain untuk bertindak sama, menciptakan 
gelombang kebaikan yang luas.346 Dengan demikian, seseorang turut 
berkontribusi dalam menyebarkan pesan Islam yang penuh kasih 
sayang dan perdamaian. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa 
dakwah tidak hanya dilakukan dengan kata-kata, tetapi juga dengan 
tindakan nyata. Oleh karena itu, membantu saudara sesama pemeluk 
agama sama merupakan bentuk dakwah yang efektif dan memberikan 
dampak positif bagi masyarakat luas. 

Dengan memahami inti dari hadis ini, diharapkan umat Islam 

dapat lebih termotivasi untuk selalu membantu sesama, menjaga 

kebersamaan, dan memperkuat tali persahabatan. 
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BAB XI. MENUTUPI AIB ORANG LAIN 
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Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda: Tidaklah seseorang 
menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi 
aibnya di hari kiamat kelak (HR. Muslim) 

Pokok-pokok Kandungan Hadis: 

A. Kelebihan Menutup Aib Orang Lain 

 
Menyimpan rahasia saudara adalah tindakan yang sangat 

direkomendasikan dan dianggap luhur dalam agama Islam. Hadis ini 
menunjukkan bahwa Allah memberi balasan setimpal bagi mereka 
yang menjaga martabat saudaranya. Menurut ajaran Islam, menjaga 
aib sesama muslim bukan hanya tentang menyimpan kesalahan atau 
kekurangan, tetapi juga tentang memelihara tali silaturahim dan 
membangun rasa saling percaya di antara umat.347 Ketika seseorang 
memilih untuk menyembunyikan celah saudara, ia sedang berusaha 
menciptakan lingkungan yang aman dan rukun di mana setiap 
individu merasa dihargai dan dilindungi. Hal ini penting untuk 
membangun masyarakat yang kokoh dan solid, di mana fitnah dan 
perpecahan dapat dicegah. 

Perbuatan menyimpan rahasia juga memiliki dampak besar 
pada kehidupan pribadi individu. Dalam keseharian, seseorang 
seringkali dihadapkan pada situasi di mana seseorang mengetahui 
kelemahan atau kesalahan orang lain. Di sanalah pentingnya memiliki 
sifat menyimpan rahasia, karena dengan melakukannya, seseorang 
menjaga martabat dan kehormatan orang tersebut. Allah telah 
menjanjikan bahwa siapa pun yang menutupi celah saudaranya, Allah 
akan menyembunyikan kekurangannya di dunia dan akhirat. Janji ini 
menunjukkan betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah bagi 
hamba-Nya yang berusaha menjaga kehormatan sesama.348 Balasan 
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ini tidak hanya berlaku di dunia, tetapi juga di akhirat, di mana setiap 
perbuatan seseorang akan dipertanggungjawabkan. 

Menjaga rahasia merupakan salah satu kunci utama untuk 
membangun kepercayaan dan kekompakan di kalangan masyarakat. 
Ketika seseorang menghormati privasi orang lain dengan menyimpan 
rahasia mereka, mereka telah menunjukkan bahwa orang tersebut 
layak diandalkan dan dipercaya. Hal ini akan mempererat ikatan 
persaudaraan dan menumbuhkan rasa saling menghargai di antara 
mereka.349 Dalam jangka panjang, tindakan ini akan menciptakan 
masyarakat yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Sebaliknya, 
mengungkap rahasia orang lain dapat menyebabkan ketidakamanan, 
keraguan, bahkan permusuhan di antara anggota masyarakat. Oleh 
karena itu, penting bagi setiap orang untuk selalu mengingat 
pentingnya menjaga privasi sebagai bagian dari upaya memelihara 
kesentosaan sosial. 

Lebih jauh lagi, menjaga rahasia orang lain merupakan salah 
satu cara untuk mencontoh sifat Allah yang Maha Penyayang dan 
Maha Pengampuni. Dalam al-Qur'an dan hadis, Allah kerap 
digambarkan sebagai Zat yang menyimpan aib hamba-Nya, 
menunjukkan betapa besar kasih sayang-Nya. Dengan menghormati 
privasi orang lain, seseorang berusaha meniru sifat mulia ini dan 
mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, tindakan ini juga 
menunjukkan kepedulian dan empati seseorang terhadap sesama, 
yang merupakan salah satu nilai dasar dalam Islam.350 Sebagai umat 
Islam, seseorang diajarkan untuk selalu menjunjung martabat dan 
harkat orang lain, serta berusaha membantu mereka mengubah diri 
tanpa mengungkap kelemahan mereka ke publik. 

Pada akhirnya, menjaga rahasia orang lain membawa banyak 
kebaikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. 
Secara spiritual, seseorang mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah 
karena telah melakukan perbuatan yang disyariatkan. Secara sosial, 
seseorang dihormati dan dihargai oleh orang lain karena sikap 
menghargai privasi sesama. Ini menciptakan lingkungan yang positif 
dan mendukung di mana setiap orang merasa dihargai dan aman. Oleh 
karena itu, mari seseorang berusaha selalu menghormati rahasia 
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saudara muslim seseorang, sebagaimana Allah telah memerintahkan, 
dan dengan demikian seseorang akan mendapatkan balasan yang 
setimpal di dunia dan akhirat. 

B. Balasan di Dunia 

 
Allah maha mengasihi makhluk-Nya dengan menyembunyikan 

celah manusia. Dalam rahmat-Nya, Dia melindungi martabat sesama 
dengan cara menutupi kesalahan yang bisa mencemari nama baik. 
Barang siapa merahasiakan kesalapan saudara, sesungguhnya 
melindungi dirinya sendiri dari celaan yang mungkin datang akibat 
kesalahan pribadi. Allah menjanjikan perlindungan ini sebagai balas 
budi kepada mereka yang mengasihi sesama dengan belas kasih.351 
Maka, orang yang tutup mulut soal kesalahan saudara tak hanya 
membantu, tapi juga mengukuhkan dirinya di mata Sang Khalik dan 
makhluk-Nya. 

Menyembunyikan kesalahan juga mendorong untuk 
memantapkan diri. Apabila seseorang menyadari bahwa sesamapun 
berkelabuhan, seseorang cenderung untuk menutupinya. Allah 
menjadikan menyimpan aib sebagai pelajaran agar tidak sombong dan 
merendahkan. Ini membantu seseorang menjalin tali silaturahim yang 
harmonis tanpa menimbulkan gesekan. Dengan tutup mulut, 
seseorang belajar bersyukur, sabar dan meningkatkan kualitas diri 
dalam bersosialisasi.352 

Selain itu, menutupi kesalahan juga memberi kesempatan bagi 
orang lain untuk memperbaiki diri tanpa rasa malu atau rendah diri. 
Apabila kesalahan disembunyikan, ia diberi ruang untuk bertaubat 
dan memperbaiki diri dengan tenang. Hal ini sejalan dengan ajaran 
Islam yang menekankan pentingnya insaf dan perbaikan. Maka, 
menutup aib dapat menjadi sarana bagi sesama untuk menjadi lebih 
baik tanpa harus khwatir dengan pandangan orang lain.353 Allah 
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memberi kesempatan ini sebagai ungkapan kasih-Nya, agar seseorang 
dapat saling membantu menuju kebaikan dan kesucian hidup. 

Lebih dari itu pula, dengan menutup aib saudara seperguruan 
seseorang akan mendapatkan penghargaan serta rasa hormat dari 
sanak saudara. Masyarakat akan memandangnya sebagai orang yang 
bijak, penuh kasih sayang, serta layak dipercaya. Hal ini akan 
memperkuat tali persaudaraan dan mempererat ikatan di antara 
individu dalam masyarakat. Dalam jangka panjang, tindakan ini akan 
menciptakan lingkungan sosial yang penuh dengan rasa saling 
percaya dan menghargai.354 Orang akan merasa jauh lebih aman dan 
nyaman hidup dalam masyarakat yang saling melindungi serta 
menjaga kehormatan antara satu sama lain. 

Pada akhirnya, balasan dari Allah bagi mereka yang menutup 
aib saudaranya adalah bentuk keadilan ilahi yang sempurna. Allah 
melihat dan menghargai setiap perbuatan baik yang dilakukan hamba-
Nya, dan menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Menutup aib bukan 
hanya tentang menjaga rahasia, tetapi juga mengenai menanamkan 
nilai-nilai moral yang sangat tinggi di dalam diri seseorang. Ini 
mengajarkan seseorang untuk senantiasa berusaha menjaga 
kehormatan dan martabat sesama, sebagaimana dirinya ingin 
kehormatan dan martabatnya juga dijaga.355 Dengan demikian, mari 
seseorang selalu berusaha menutup aib orang lain, sebagai bentuk 
pengabdian kepada Allah dan upaya menciptakan masyarakat yang 
lebih baik serta harmonis. 

C. Balasan Di Akhirat 

 
Allah juga akan menutup aib orang tersebut di hari kemudian, 

dimana setiap perbuatan akan diperhitungkan. Ini menunjukkan kasih 
sayang serta rahmat Allah kepada hamba-Nya yang berusaha menjaga 
kehormatan sesama muslim. Pada hari penimbangan, saat amal baik 
dan buruk ditakar, orang yang telah menutup aib saudaranya akan 
merasakan perlindungan Allah Yang Maha Pengasih. Dalam situasi 
yang penuh dengan ketegangan dan kekhawatiran, Allah akan 
menutup aib mereka yang menutup aib orang lain, memberikan rasa 
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aman dan damai di tengah pengadilan yang adil.356 Janji ini 
memberikan ketenangan bagi hati orang-orang yang beriman dan 
mendorong mereka untuk terus berbuat baik dalam kehidupan di 
dunia. 

Lindungan sang Pencipta di akhirat bukan hanya berupa 
balasan, namun juga penghargaan atas sikap penuh empati dan 
perhatian terhadap sesama. Menutupi kesalahan saudari 
mengisyaratkan bahwa seseorang memiliki kesadaran dan kepedulian 
yang mendalam, serta keinginan kuat untuk melihat orang lain 
berkembang tanpa dibebani kesalahan masa lalu. Allah Yang Maha 
Melihat dan Maha Mengetahui sangat menghargai perbuatan ini dan 
memberikan ganjaran setimpal di alam baka.357 Ini mengingatkan 
setiap manusia bahwa setiap tindakan baik, betapun kecilnya, akan 
dibalas dengan pahala besar oleh Sang Khalik. 

Selain itu, menutupi kesalahan saudari juga memperkuat nilai-
nilai moral dan etika dalam masyarakat. Ketika seseorang memilih 
untuk menutupi kesalahan orang lain, ia mengajarkan dirinya sendiri 
dan orang lain akan pentingnya menjaga martabat dan hormat 
sesama. Ini menciptakan budaya saling menghormati dan menjaga 
rahasia yang penting bagi kehidupan bermasyarakat yang serasi.358 
Allah, dalam kebijaksanaan-Nya, memberikan balasan di akhirat demi 
memastikan prinsip-prinsip ini terus dipegang dan dijalankan oleh 
umat manusia. Dengan demikian, masyarakat yang teguh memegang 
prinsip ini akan menjadi lebih kokoh dan damai. 

Menutupi kesalahan juga memiliki dampak mendalam bagi diri 
pribadi seseorang. Ketika seseorang memilih untuk menutupi 
kesalahan orang lain, ia belajar untuk lebih sabar, rendah hati, dan 
penuh kasih sayang. Sifat-sifat mulia ini merupakan manifestasi ajaran 
mulia Rasulullah SAW yang sangat dihargai oleh Allah. Di akhirat, 
Allah akan memberikan ganjaran berlipat ganda kepada mereka yang 
berhasil menanamkan sifat-sifat ini dalam diri. Ini menjadi motivasi 
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bagi siapa saja untuk terus berupaya memperbaiki diri dan 
meneladani sifat-sifat luhur yang diajarkan dalam agama Islam.359 

Pada akhirnya, janji Allah yang agung untuk menutupi aib 
hamba-Nya yang saling melindungi kehormatan di dunia dan akhirat 
adalah bukti konkret dari kedermawanan dan rahmat-Nya. Allah 
Maha Sempurna tidak semata-mata mengamati apa yang tampak pada 
ladang hawa nafsu, akan tetapi pula memandang teguh maksud hati 
dan upaya seseorang dalam menjaga martabat saudara. Dengan 
menyembunyikan kecacatan, seseorang berkontribusi dalam 
membangun jagad yang lebih mulia dan penuh kasih sayang.360 Dan di 
alam barzakh kelak, seseorang akan merasakan limpahan balasan 
yang tiada taranya dari Sang Pencipta Yang Maha Penyayang. Mari 
seseorang sama-sama berupaya menutup aib saudara muslim, sebagai 
bentuk ibadah dan cara meraih rahmat serta perlindungan Allah di 
alam fana maupun abadi. 

D. Menjaga Persaudaraan 

 
Dengan menyimpan rahasia saudara seagama, seseorang 

memperkokoh tali silaturahim dan mencegah fitnah serta perpecahan 
di kalangan umat Islam. Perbuatan ini mencipta rasa saling 
mempercayai dan menghargai di antara kaum muslimin, yang menjadi 
pondasi penting dalam memelihara kesatuan umat.361 Apabila 
seseorang menyembunyikan cacat orang lain, ia menunjukkan kasih 
sayang dan empati yang mendalam, yang kemudian memperkuat 
hubungan dirinya dengan yang bersangkutan. Masyarakat yang saling 
mendukung dan melindungi akan lebih kuat menghadapi tantangan 
dan cobaan dari luar. Menutup aib juga dapat mengurangi potensi 
konflik dan fitnah yang mampu merusak kerukunan dalam 
masyarakat.362 
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Perbuatan menutup aib juga membantu mencipta lingkungan 
yang aman dan nyaman bagi setiap individu. Apabila seseorang 
merasa kehormatannya dilindungi oleh orang lain, ia akan lebih 
terbuka dan mempercayai untuk membina hubungan yang positif. Ini 
meningkatkan rasa persaudaraan dan solidaritas di dalam umat.363 
Sebaliknya, membongkar aib orang lain dapat menimbulkan rasa tidak 
aman, ketidakpercayaan, bahkan permusuhan di antara anggota 
masyarakat. Dengan demikian, menyimpan rahasia adalah langkah 
penting dalam membangun komunitas yang saling mendukung dan 
menghargai. 

Selain itu, menghargai privasi sesama juga mendidik seseorang 
untuk bersikap lebih sabar dan penuh empati. Ketika seseorang 
menjaga rahasia orang lain, mereka belajar untuk tidak mudah 
menghakimi dan lebih memahami situasi serta kondisi yang dihadapi. 
Ini membantu seseorang mengembangkan perspektif dan belas kasih, 
yang merupakan sifat-sifat mulia yang diajarkan dalam ajaran Islam. 
Dalam jangka panjang, karakter ini akan memperkaya kehidupan 
seseorang dan membantu mereka menjadi individu yang lebih baik.364 
Allah sangat menghargai perbuatan ini dan memberikan balasan yang 
setimpal di dunia dan akhirat. 

Dengan menjaga privasi, seseorang juga memberikan 
kesempatan kepada orang lain untuk berbenah diri tanpa merasa 
terekspose atau malu. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan 
untuk berubah dan bertobat tanpa dihantui oleh masa lalu mereka. 
Dengan menjaga rahasia mereka, seseorang memberikan dukungan 
moral yang sangat berharga dalam proses perbaikan diri tersebut. Hal 
ini sejalan dengan ajaran Islam yang selalu memberikan peluang 
untuk tobat dan perbaikan diri. Menjaga privasi adalah salah satu cara 
seseorang membantu sesama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 

Pada akhirnya, menghormati privasi sesama adalah cerminan 
dari akhlak mulia dan ajaran Islam yang menekankan pentingnya 
menghargai harkat dan martabat sesama. Tindakan ini membawa 
banyak manfaat, baik bagi individu maupun komunitas secara 
keseluruhan. Dengan menjaga privasi, seseorang memperkuat ikatan 
persaudaraan, mencegah fitnah, dan menciptakan lingkungan yang 
penuh kasih sayang dan penghormatan.365 Mari seseorang senantiasa 
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berusaha menjaga privasi sesama muslim, sebagai bentuk pengabdian 
kepada Allah dan upaya menciptakan masyarakat yang lebih baik dan 
harmonis. 

E. Menumbuhkan Solidaritas  

 
Menjaga rahasia orang lain membangun rasa aman dan 

persatuan dalam masyarakat. Warga merasa nyaman hidup di tengah 
yang melindungi martabat masing-masing. Saat tiap entitas yakin 
bahwa yang lain takkan membongkar kelemahan atau kesalahan 
mereka, mereka akan lebih terbuka dan jujur berinteraksi. Ini 
mencipta suasana rukun dan saling dukung, di mana setiap warga 
diberi penghargaan dan hormat. Kepercayaan yang tumbuh dari 
menjaga rahasia membuat tali sosial lebih kuat dan masyarakat 
menjadi lebih kompak dan bersatu.366 

Perlindungan terhadap martabat setiap orang juga mendorong 
individu untuk berani mengakui dan memperbaiki kesalahan mereka. 
Di tengah yang aman dan dipercaya, manusia merasa lebih leluasa 
bertaubat tanpa takut stigmatisasi atau penilaian negatif. Ini 
mendukung terciptanya masyarakat jujur dan bertanggungjawab.367 
Dengan demikian, menjaga rahasia tidak hanya melindungi harkat 
setiap insan, tetapi juga mendorong pertumbuhan moral dan spiritual 
dalam komunitas. Semua ini berkontribusi pada pembentukan 
masyarakat yang lebih baik dan beradab. 

Selain itu, menjaga rahasia membantu mencegah penyebaran 
fitnah dan gosip yang bisa merusak reputasi. Fitnah dan gosip 
seringkali bermula dari pengungkapan rahasia, yang kemudian 
berkembang menjadi kisah merugikan banyak pihak. Dengan menjaga 
rahasia, seseorang mencegah kemungkinan hal tersebut dan 
mempertahankan harmoni dalam komunitas. Ini juga menunjukkan 
sikap bijak dalam menghadapi kelemahan insan, serta mengajarkan 
pentingnya menjaga ucapan dan tindakan agar tidak menyakiti orang 
lain.368 Dengan demikian, menjaga rahasia adalah langkah preventif 
penting dalam mengamankan stabilitas dan kedamaian sosial. 
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Lebih jauh lagi, tindakan menutup aib memang menjadi 
manifestasi kasih sayang dan solidaritas yang sejati. Ketika seseorang 
memilih untuk merahasiakan celah sesamanya, seseorang 
sesungguhnya sedang menunjukkan cinta dan kepedulian yang murni 
terhadap sesama. Inilah wujud dari ajaran Islam yang mengedepankan 
kasih sayang, tolong-menolong, dan saling melindungi.369 
Sesungguhnya Allah sangat menyayangi hamba-Nya yang memiliki 
sifat-sifat ini, dan balasan dari Allah amat besar bagi mereka yang 
menutupi aib saudaranya. Dengan demikian, menutup aib adalah cara 
seseorang meneladani sifat Allah yang Maha Penyayang dan 
menumbuhkan kasih sayang dalam masyarakat. 

Pada akhirnya, menutup aib sesama adalah bagian penting dari 
upaya membangun masyarakat yang sehat dan beradab. Perbuatan ini 
mencerminkan nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam agama Islam 
dan memberikan banyak manfaat baik secara individu maupun 
kolektif. Menutup aib memperkuat rasa saling percaya, menciptakan 
rasa aman, mendorong pertobatan dan perbaikan diri, mencegah 
fitnah, dan menumbuhkan kasih sayang. Semua ini berkontribusi pada 
terciptanya lingkungan yang harmonis dan penuh kedamaian.370 Mari 
seseorang terus berupaya untuk menutupi aib sesama muslim, 
sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan upaya menciptakan 
masyarakat yang lebih baik dan lebih sejahtera. 

F. Meneladani Sifat Allah 

 
Hadis ini mengajarkan seseorang untuk meneladani sifat Allah 

yang Maha Penyayang dan Maha Menutupi (As-Sattār). Dengan 
menutup aib sesama, seseorang berusaha untuk memiliki sifat yang 
dikasihinya Allah. Meneladani sifat Allah berarti seseorang berupaya 
untuk berbuat baik dan menunjukkan kasih sayang kepada sesama. 
Menutup aib adalah salah satu cara nyata untuk melakukannya, 
karena seseorang membantu menjaga kehormatan dan martabat 
sesama. Inilah pentingnya sikap rahmat (kasih sayang) dalam 
kehidupan sehari-hari seseorang.371 Sesungguhnya Allah 
menghendaki seseorang untuk saling melindungi dan tidak merusak 

 
369 Rahmatullah, “Konsepsi Pendidikan Kasih Sayang Dan Kontribusinya 

Terhadap Bangunan Psikologi Pendidikan Islam.” 
370 Agustini, “THE CONCEPT OF CHILD EDUCATION IN A HARMONIOUS 

FAMILY ACCORDING TO WAHBAH ZUHAYLI AND ABDULLAH NASHIH ULWAN.” 
371 Majid and Sugiarto, “Socio-Religious Education of the Tèngka Tradition in 

the Madura Community.” 



 

116 

kehormatan satu sama lain, dan dengan menutup aib, seseorang 
merealisasikan kehendak tersebut. 

Ketika satu orang menutupi cacat orang lain, orang tersebut juga 
mempelajari cara yang lebih bijak untuk menilai orang lain. Sifat 
menyembunyikan kelemahan dan kesalahan orang lain mengajarkan 
seseorang untuk lebih fokus pada kebaikan dan potensi yang dimiliki 
masing-masing individu. Ini membantu seseorang menghindari sikap 
mudah menghakimi dan memperkuat kemampuan seseorang untuk 
bersabar dan berempati. Di tengah masyarakat yang dipenuhi 
karakter dan latar belakang yang beragam, kemampuan ini sangat 
berharga untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling 
mendukung.372 Dengan demikian, menutupi cacat juga berfungsi 
sebagai pelatihan spiritual yang membantu seseorang menjadi pribadi 
yang lebih baik. 

Lebih daripada itu, dengan meniru sifat Allah Yang Maha 
Penyembunyi, seseorang berkontribusi dalam menciptakan budaya 
saling menghormati di masyarakat. Apabila setiap individu berusaha 
untuk menutupi cacat saudaranya, masyarakat secara keseluruhan 
akan menjadi lebih rukun dan penuh rasa saling percaya. Tindakan ini 
menciptakan rantai kebajikan yang memperkuat tali kekerabatan dan 
mengurangi potensi konflik.373 Dengan menjaga cacat orang lain, 
seseorang membantu menciptakan lingkungan di mana setiap orang 
merasa dihargai dan dilindungi, yang pada gilirannya meningkatkan 
kualitas kehidupan bersama. Allah sangat menghargai usaha 
seseorang dalam menciptakan keserasian ini dan memberikan balas 
budi yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. 

Selain itu, menutupi cacat orang lain juga membantu seseorang 
untuk senantiasa mengingat keterbatasan diri sendiri. Setiap orang 
semua memiliki kekurangan dan kesalahan, dan dengan menutupi 
cacat orang lain, seseorang mengingatkan diri sendiri bahwa tak ada 
manusia yang sempurna. Ini membuat seseorang lebih rendah hati 
dan lebih menghargai upaya perbaikan diri yang dilakukan oleh orang 
lain.374 Di dalam konteks ini, menutupi cacat menjadi cermin bagi 
seseorang untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan tidak sombong 
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dengan kekurangan orang lain. Sikap rendah hati ini sangat penting 
untuk membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan orang 
lain. 

Sesungguhnya menutup aib sesama adalah salah satu 
manifestasi dari kasih yang murni. Tindakan ini merupakan bentuk 
ibadah luhur yang menunjukkan komitmen seseorang untuk hidup 
berpegang teguh pada ajaran-Nya. Dengan mencontoh sifat Maha 
Pengampun-Nya, seseorang tak hanya meraih anugerah dan rahmat, 
namun juga membantu mewujudkan kehidupan yang lebih baik. 
Kehidupan dimana martabat setiap insan dihargai, serta segenap 
makhluk merasa aman dan terlindungi.375 Marilah seseorang terus 
berupaya menutup aib sesama sebagai ungkapan pengabdian kepada 
Sang Khalik dan upaya mendirikan masyarakat yang lebih rukun serta 
dipenuhi kasih. 

Menutup aib orang lain membawa dampak positif bagi diri 
sendiri, baik ruhani maupun sosial. Secara spiritual, seseorang 
mendapat ganjaran dan rahmat Allah Ta'ala. Secara sosial, seseorang 
dihormati dan dihargai oleh orang lain karena sifatnya yang 
melindungi martabat sesama. Apabila memilih menutup aib orang 
lain, seseorang menunjukkan komitmennya pada ajaran-ajaran Islam 
yang mengangkat kasih dan melindungi sesama.376 Ini bukan semata 
tentang pahala, melainkan juga menjalankan ajaran agama sehari-
hari. Allah sangat mencintai hamba-Nya yang berusaha menjaga 
kehormatan sesama, dan hal ini memberi motivasi untuk terus 
berbuat baik. 

Menutup aib orang lain juga memperkuat tali silaturahim dan 
meningkatkan kepercayaan di masyarakat. Apabila orang lain melihat 
seseorang sebagai individu yang mampu menjaga rahasia serta 
melindungi martabat mereka, mereka akan merasa lebih aman dan 
nyaman berada di dekatnya. Ini menciptakan lingkungan yang 
dipenuhi kepercayaan dan saling mendukung, yang sangat penting 
dalam membangun umat yang kokoh dan rukun. Selain itu, perilaku 
ini menunjukkan kedewasaan emosi dan kebijaksaan seseorang 
ketika berinteraksi dengan orang lain.377 Dengan demikian, menutup 
aib membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih bijak serta 
dihormati oleh masyarakat. 
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Sesungguhnya menyimpan aib sesama memiliki nilai kebaikan 
yang mendalam, baik secara lahir maupun bathin. Di sisi yang tak 
nampak, menghindari menyebarkan rahasia orang lain adalah amal 
soleh yang dibayar balasan besarnya oleh Sang pemberi rahmat. Allah 
menjanjikan pahala yang tak terhingga bagi hamba-Nya yang menjaga 
harta gaib kaum muslimin. Oleh sebab itulah, mencela tetangga 
merupakan perbuatan yang memalukan serta membawa mudharat 
besar, sebab ia adalah dosa tak termaafkan yang dapat memadamkan 
api kasih sayang.378 

Demikian juga, menutup aib merupakan kebajikan yang 
memiliki banyak dampak positif, khususnya bagi ketenangan jiwa. 
Ketika hati dipenuhi rasa berbakti dan ingin menolong, hati akan 
menjadi tentram dan bebas dari gundah. Sifat mulia ini menyebabkan 
manusia lolos dari cobaan berat seperti resah dan berselisih, yang 
kerap datang karena khabar buruk. Karenanya, menjaga rahasia 
seseorang bukan hanya bermanfaat untuk orang lain, bahkan juga 
untuk kedamaian pribadi. Inilah pesona perbuatan baik, yang 
memberkati pelaku dan penerimanya. 

Pada pokoknya, menyimpan aib merupakan tindak keadilan 
yang menghasilkan kebajikan tak terkira. Di sisi ruhani, seseorang 
mendapat pahala serta rahmat dari sang pencipta. Di jalan sosial, ia 
disegani dan dihargai. Di ranah mental, ia menikmati kedamaian jiwa. 
Dengan menutup rahasia, seseorang turut andil mewujudkan 
masyarakat yang rukun dan dipenuhi kasih sayang antara manusia.379 
Mari seseorang terus berusaha menjaga aib sesama sebagai wujud 
ikhlas kepada pemberi rahmat dan upaya menciptakan dunia yang 
indah. 
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BAB XII. MENJAGA LIDAH 

 
 

نْ   َْ ِ ُلَ الله ع يع وس ِ: 
ه
الَ َ سُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
  الله عنع ق

  يد
َ
رَيْلَ 

ُ
َّحِ  ي

ي
عَنْ ِ
  
َ
اَ
ي
َ ِ

ه
نِاللَّ نُ  ِْ

ْ
  ُ  
َ
اَ
ي
نَْ  َْ وَ  ،

ْ
لِيَيْمُع وْ 

ي
ِ ا  ً يْْ

َ
   ْ

ُ
يَ 
ْ
 
َ
ن يَوْمِ الآِ لِ 

ْ
وَال  ِ

ه
نِاللَّ نُ  ِْ

ْ
  ُ

 
ُ
ع
َ
يْح
َ
لِمْ ض

ْ
يُ 
ْ
 
َ
يَوْمِ الآِ لِ ن

ْ
ِ وَال

ه
نُ نِاللَّ ِْ

ْ
  ُ 
َ
اَ
ي
نَْ  َْ لِمْ جَاَ هُ، وَ

ْ
يُ 
ْ
 
َ
يَوْمِ الآِ لِ ن

ْ
 وَال

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa beriman kepada 

Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barangsiapa 

beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan 

tetangganya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, 

hendaklah ia memuliakan tamunya.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Pokok-pokok Kandungan Hadis: 

A. Keyakinan kepada Allah  

 
Hadis ini menekankan pentingnya kepercayaan kepada Allah 

dan hari penghakiman akhir sebagai landasan utama tingkah laku 
seorang Muslim. Kepercayaan ini seharusnya memengaruhi setiap 
aspek kehidupan, termasuk cara berbicara. Dengan memiliki 
kepercayaan yang kuat kepada Allah dan hari balasan, seorang Muslim 
akan senantiasa berhati-hati dalam setiap tindakannya, termasuk 
dalam menjaga ucapan.380 Kepercayaan ini mengajarkan bahwa setiap 
kata yang diucapkan memiliki akibat, baik di dunia maupun di akhirat, 
sehingga mendorong seseorang untuk lebih selektif dan bijak dalam 
berbicara. 

Kepercayaan yang mendalam kepada Allah membuat seorang 
Muslim sadar bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutnya akan 
dicatat dan dipertanggungjawabkan. Hal ini mengajarkan pentingnya 
introspeksi diri sebelum berbicara, memastikan bahwa setiap ucapan 
membawa manfaat dan tidak menyakiti orang lain. Dalam berbagai 
situasi, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan sosial, 
seorang Muslim yang beriman akan selalu berusaha menyampaikan 

 
380 Izuli Dzulkifli et al., “Teacher Communication in Teaching Al-Quran to 

Special Needs Pupils with Hearing Disabilities,” Universal Journal of Educational 
Research 8, no. 1A (January 2020): 36–43, 
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kata-kata yang positif, menghindari fitnah, gosip, dan perkataan yang 
tidak bermanfaat.381 

Selain itu, hadis ini juga menekankan aspek pengendalian diri. 
Diam dalam situasi di mana tidak ada hal baik yang bisa diucapkan 
adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Pengendalian diri ini 
menunjukkan bahwa seorang Muslim yang beriman mampu menahan 
dorongan emosional untuk berbicara sembarangan, memilih untuk 
diam demi menjaga keharmonisan dan ketenangan. Ini juga 
merupakan bentuk penghormatan terhadap orang lain, menunjukkan 
bahwa seseorang menghargai perasaan dan hak mereka untuk tidak 
mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan.382 

Hadis mulia ini mengingatkan pentingnya memelihara 
lingkungan sosial yang sehat serta penuh saling rasa hormat. Dengan 
mengeluarkan ucapan baik atau memilih diam, setiap orang turut 
serta menciptakan suasana berisi rasa saling menghargai. Komunikasi 
lancar dan diselimuti adab akan memperkuat tali persatuan, sekaligus 
mengurangi konflik.383 Bagi masyarakat majemuk, menjaga celoteh 
menjadi kunci utama dalam mengayomi kerukunan serta perdamaian 
bersama. 

Terakhir, kepentingan menjaga ucapan juga erat kaitannya 
dengan tanggung jawab moral seorang muslim. Setiap kata yang 
diucapkan tak saja berdampak pada orang lain, namun juga 
mencerminkan kepribadian dan kualitas iman seseorang. Karenanya, 
dengan berbicara baik atau memilih diam, seorang muslim 
menonjolkan komitmennya terhadap nilai-nilai islam serta tanggung 
jawabnya sebagai hamba Allah. Hadis ini menegur seseorang bahwa 
lidah, meskipun kecil, memiliki kekuasaan besar dalam menentukan 
kebaikan atau keburukan, baik di dunia maupun di akhirat.384 Hadis 
ini menekankan pentingnya keimanan kepada Allah dan hari kiamat 
sebagai pondasi utama perilaku seorang muslim. Keimanan ini 

 
381 Byung-man Kim, “Exploring the Policy of Early Childhood Education in the 
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seharusnya memengaruhi setiap aspek kehidupan, termasuk cara 
berbicara. 

B. Menjaga Tutur Kata 

 
Ucapan seorang muslim harus senantiasa dijaga. Hanya 

berbicara yang baik dan bermanfaat atau lebih baik diam merupakan 
salah satu bentuk ketakwaan serta pengendalian diri. Dalam 
keseharian, menjaga lisan menjadi tantangan yang tak mudah. 
Berbagai situasi dan kondisi kerap kali mendorong seseorang untuk 
berbicara tanpa berpikir panjang. Akan tetapi, dengan kesadaran akan 
kepentingan menjaga ucapan, seorang muslim mampu menghindari 
perkataan yang tak bermanfaat, menyakiti, bahkan merugikan diri 
sendiri dan orang lain. Sikap ini mencerminkan kedewasaan spiritual 
dan tanggung jawab moral yang tinggi.385 

Berbicara baik dan bermanfaat tak hanya berdampak positif 
bagi diri sendiri, namun pula bagi orang lain. Kata-kata baik dapat jadi 
sumber inspirasi, motivasi, serta dukungan bagi yang mendengarnya. 
Dalam situasi penuh tekanan atau masalah, kata-kata yang 
menenangkan dan positif mampu bawa kedamaian dan harapan.386 
Karenanya, seorang Muslim yang paham nilai-nilai Islam selalu 
berusaha sampaikan ucapan baik, hindari kata-kata kasar, hinaan, 
atau celaan yang bisa rusak hubungan dan ciptakan konflik. 

Selain itu, memilih diam saat tak ada hal baik yang bisa 
diucapkan juga bentuk penghargaan terhadap orang lain. Diam dalam 
situasi penuh ketegangan atau perdebatan tak produktif bisa cegah 
terjadinya perselisihan lebih besar. Dalam Islam, diam di saat yang 
tepat dianggap sebagai kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa 
seorang Muslim tak hanya pikirkan diri sendiri, tetapi juga perasaan 
dan kesejahteraan orang lain.387 Dengan demikian, diam menjadi salah 
satu cara untuk jaga kedamaian dan keharmonisan dalam hubungan 
sosial. 

Menjaga lisam juga berarti hindari gosip, fitnah, dan perkataan 
yang rugikan. Gibah atau menggunjing merupakan dosa besar dalam 
Islam karena bisa rusak reputasi dan kehormatan orang lain. Seorang 
Muslim yang bertakwa selalu berhati-hati dalam bicara tentang orang 
lain, pastikan apa yang dikatakan benar dan tak melanggar hak-hak 

 
385 Bastomi, “Menuju Bimbingan Konseling Islami.” 
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orang tersebut.388 Dengan hindari perkataan tak benar dan tak adil, 
seseorang turut jaga persaudaraan dan solidaritas dalam komunitas 
Muslim. 

Pada akhirnya, menjaga ucapan adalah refleksi dari iman dan 
ketakwaan seorang Muslim. Lidah yang dijaga merefleksikan hati yang 
suci dan niat yang tulus. Setiap kata yang meluncur dari mulut seorang 
Muslim semestinya merefleksikan keimanan dan cinta kasihnya 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan terus berupaya untuk berbicara 
kebaikan atau memilih diam, seorang Muslim menunjukkan 
komitmennya untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, menjaga 
martabat diri, dan memperkuat hubungan sosial yang harmonis dan 
dipenuhi dengan kasih sayang. 

C. Berkata Baik 

Ucapan yang baik mencakup segala sesuatu yang membawa 
kebaikan, seperti nasihat yang baik, doa, zikir, dan ucapan yang 
memberikan manfaat kepada orang lain. Nasihat yang baik adalah 
salah satu bentuk ucapan yang sangat penting dalam Islam. Ketika 
seorang Muslim memberikan nasihat yang tulus dan penuh kasih 
sayang, ia tidak hanya membantu orang lain untuk menemukan solusi 
atau jalan yang benar, tetapi juga berperan dalam menyebarkan 
kebaikan di masyarakat.389 Nasihat yang baik harus disampaikan 
dengan cara yang lembut dan bijaksana, tanpa menghakimi atau 
merendahkan orang yang dinasihati. 

Doa juga merupakan bentuk ucapan yang sangat penting. Dalam 
doa, seorang Muslim memohon kepada Allah untuk kebaikan dirinya 
sendiri dan orang lain. Doa adalah sarana untuk mendekatkan diri 
kepada Allah dan menunjukkan ketergantungan seseorang kepada-
Nya. Ketika seseorang mendoakan orang lain, seseorang menunjukkan 
rasa kasih sayang dan kepedulian seseorang terhadap mereka. Doa 
yang tulus dapat membawa kedamaian dan kedamaian bagi yang 
didoakan, serta memperkuat ikatan persaudaraan di antara sesama 
Muslim.390 

 
388 Ah and Al, “MENELUSURI ETIKA BERMASYARAKAT : ANALISIS 
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Zikir atau menyebut nama Allah adalah bentuk pernyataan yang 
sangat disarankan dalam Islam. Zikir tidak hanya membantu 
seseorang untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aspek 
kehidupan mereka, tetapi juga membersihkan hati dan pikiran dari 
gangguan apa pun. Dengan berzikir, seseorang dapat merasakan 
kedamaian batin dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Pernyataan 
zikir juga dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi orang lain untuk 
selalu mengingat Allah dalam kehidupan seharian mereka. 

Pernyataan yang memberikan manfaat kepada orang lain juga 
mencakup kata-kata yang menghibur, memotivasi, dan memberi 
semangat. Ketika seseorang sedang mengalami kesulitan atau 
kesedihan, pernyataan yang baik dapat menjadi sumber kekuatan dan 
penghiburan bagi mereka. Kata-kata yang memotivasi dapat 
membantu seseorang untuk bangkit dari kelesuan dan meraih 
kesuksesan. Pernyataan yang memberi semangat dapat memberikan 
dorongan moral dan jiwa kepada mereka yang sedang menghadapi 
tantangan hidup.391 

Selain itu, pernyataan yang baik juga mencakup penghargaan, 
pujian, dan pengakuan terhadap kebaikan dan prestasi orang lain. 
Menghargai dan memuji orang lain atas usaha dan pencapaian mereka 
dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka untuk 
terus berbuat baik.392 Pernyataan yang dipenuhi dengan penghargaan 
dan pujian juga dapat mempererat hubungan sosial dan menciptakan 
suasana yang serasi dan saling menghormati di dalam masyarakat. 
Dengan selalu berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan 
bermanfaat, seseorang dapat menjadi sumber kebaikan dan berkah 
bagi diri sendiri dan orang lain. 

D. Mencegah Hoaks 

 
Hadis ini juga menuntun untuk menghindari perkataan yang 

dapat melukai hati orang lain, fitnah, gosip, dan segala bentuk ucapan 
yang dilarang dalam agama Islam. Fitnah dan gosip adalah dua contoh 
utama dari pernyataan yang sangat berbahaya dan ditegah keras 
dalam ajaran Islam. Fitnah adalah menyebarkan informasi yang tidak 
akurat tentang seseorang dengan maksud merusak reputasi mereka. 
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Gosip, atau menggunjing, adalah berbicara tentang keburukan orang 
lain di belakang mereka.393 Kedua bentuk ucapan ini tidak hanya 
merusak hubungan sosial tetapi juga menciptakan suasana tidak sehat 
dan penuh kebencian dalam masyarakat. 

Pernyataan yang melukai hati orang lain, seperti hinaan, 
cercaan, dan kata-kata kasar, dapat meninggalkan luka emosi yang 
dalam. Agama Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan 
dan martabat setiap individu.394 Oleh karena itu, menghindari ucapan 
yang menyakiti merupakan bagian integral dari menunjukkan kasih 
sayang dan penghargaan terhadap sesama manusia. Seorang Muslim 
seharusnya selalu berhati-hati dengan kata-katanya, memastikan 
bahwa apa yang diucapkan tidak hanya benar tetapi juga baik dan 
bermanfaat. 

Mencegah segala bentuk ucapan yang dilarang dalam Islam juga 
berarti menjaga diri dari berbicara tanpa pengetahuan yang memadai. 
Berbicara tanpa dasar atau menyebarkan informasi yang belum tentu 
akurat bisa menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Agama Islam 
sangat menekankan pentingnya mencari ilmu dan berbicara 
berdasarkan pengetahuan yang sahih. Dengan demikian, seseorang 
tidak hanya menghindari dosa tetapi juga berkontribusi pada 
penyebaran informasi yang benar dan bermanfaat. 

Hadis ini juga mengingatkan seseorang akan pentingnya 
berbicara dengan adab dan etika. Adab dalam berbicara mencakup 
memilih kata-kata yang sopan, berbicara dengan nada yang lembut, 
dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Etika berbicara juga 
melibatkan mendengarkan dengan baik, tidak mengungkapkan 
rahasia orang lain, dan tidak memanfaatkan kelemahan orang lain 
untuk keuntungan pribadi.395 Dengan menerapkan adab dan etika 
dalam berbicara, seseorang dapat menciptakan lingkungan yang 
penuh dengan saling menghormati dan menghargai. 

Terakhir, hadis ini menegaskan bahwa menjaga ucapan adalah 
bagian penting dari ibadah dan kepatuhan kepada Allah. Setiap kata-
kata yang diucapkan seseorang akan dicatat dan diminta tanggung 
jawabnya di hari kiamat. Karena itu, dengan senantiasa berusaha 
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berbicara dengan baik atau memilih diam, seseorang tidak hanya 
menjaga hubungan sosial yang harmonis tetapi juga menunjukkan 
ketakwaan individu kepada Allah.396 Dengan menjaga mulut, 
seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan meraih 
keridhaan-Nya. 

E. Melatih Menahan Diri 

Menunda berucap ketika tidak ada kebaikan dalam perkataan 
itu menandakan kendali diri yang kuat dan kedewasaan dalam 
berperilakuan. Sikap ini mencerminkan pemahaman mendalam 
mengenai dampak kata-kata terhadap diri sendiri dan orang lain. 
Apabila seseorang mampu menahan diri untuk tidak berucap dalam 
situasi yang tidak menguntungkan, individu menunjukkan 
kemampuan untuk mengontrol emosi dan dorongan hati yang dapat 
merugikan.397 Ini adalah tanda bahwa seseorang memiliki kesadaran 
penuh atas tanggung jawab moral dan sosial yang dipikulnya. 

Kendali diri dalam berbicara juga menunjukkan kemampuan 
untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Seseorang bijak 
akan mempertimbangkan akibat dari setiap perkataannya sebelum 
diucapkan.398 Dengan demikian, ia mampu menghindari konflik dan 
kesalahpahaman yang bisa muncul dari perkataan yang tidak 
dipikirkan matang-matang. Berpikir terlebih dulu sebelum berucap 
juga membantu dalam menyampaikan pesan dengan cara yang lebih 
efektif dan bijak, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima 
dengan baik oleh orang lain. 

Selain itu, kedewasaan dalam berperilakuan tercermin dari 
kesediaan mendengarkan daripada terus-menerus berbicara. 
Mendengar adalah bentuk penghargaan terhadap lawan bicara dan 
menunjukkan bahwa seseorang menghargai pandangan dan perasaan 
mereka. Dengan mendengarkan, seseorang dapat memahami situasi 
dengan lebih baik dan memberikan respons yang lebih tepat dan 
bermanfaat. Ini juga memperkuat hubungan interpersonal dan 
menciptakan suasana saling menghormati dan menghargai.399 

Menahan diri dari berkata-kata yang tidak baik juga membantu 
dalam menjaga fokus pada hal-hal yang lebih positif dan membangun. 
Daripada terjerumus ke dalam obrolan yang negatif atau tak berguna, 
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seseorang dapat mengarahkan tenaga dan perhatian pada kegiatan 
yang lebih produktif dan membangun. Ini tidak saja menguntungkan 
diri sendiri namun juga memberi kontribusi positif kepada lingkungan 
seseseorangr seseorang. Dengan begitu, seseorang bisa jadi contoh 
teladan bagi orang lain dalam hal menjaga ucapan dan perilaku.400 

Terutama, kemampuan untuk menahan diri dari berkata-kata 
yang tak berguna juga menunjukkan kekuatan spiritual yang kuat. Ini 
adalah bayangan dari iman yang kokoh dan takwa kepada Allah. 
Seorang Muslim yang memiliki iman yang teguh akan selalu berupaya 
untuk berkata-kata hanya yang baik atau memilih diam demi menjaga 
keridhaan Allah. Sikap ini menandakan bahwa seseorang senantiasa 
ingat akan pengawasan Allah dalam setiap aspek kehidupan 
seseorang, termasuk dalam berkata-kata.401 Dengan demikian, 
seseorang dapat meraih berkah dan keridhoan Allah serta 
menciptakan kehidupan yang serasi dan penuh berkah. 

F. Meningkatkan Kualitas Interaksi Sosial 

 
Dengan hanya berkata-kata yang baik atau diam, interaksi sosial 

dalam masyarakat akan lebih serasi dan penuh dengan rasa saling 
menghargai dan menghormati. Sikap ini menciptakan suasana di 
mana setiap individu merasa aman dan dihargai, tanpa takut disakiti 
oleh ucapan yang kasar atau tak pantas. Ketika semua anggota 
masyarakat berkomitmen untuk menjaga lisannya, akan terbentuk 
lingkungan yang memasyarakatkan untuk komunikasi yang positif 
dan membangun.402 

Perkataan yang bijak maupun memilih diam juga dapat 
mengurangi potensi konflik dan perselisihan. Banyak perselisihan 
terjadi akibat ujaran yang tak dipikirkan secara matang atau yang 
disampaikan dengan nada tak tepat. Dengan mengutamakan 
perkataan yang baik, seseorang mampu menghindari 
kesalahpahaman dan memperbaiki hubungan yang mungkin sedang 
tegang. Hal ini juga membantu dalam penyelesaian konflik secara 
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lebih damai dan efektif, karena setiap belah pihak merasa dihormati 
dan didengarkan.403 

Selain itu, bicara yang baik atau diam menunjukkan rasa 
tanggung jawab terhadap dampak sosial dari ucapan seseorang. Setiap 
kata yang seseorang ucapkan memiliki potensi untuk mempengaruhi 
orang lain, baik secara positip maupun negatip. Dengan fokus pada 
perkataan yang baik, seseorang turut berkontribusi dalam 
membangun masyarakat yang lebih positip dan mendukung. Inilah 
bentuk nyata dari tanggung jawab sosial yang diemban oleh setiap 
individu dalam komunitasnya.404 

Keberadaan masyarakat yang serasi dan penuh rasa saling 
menghargai pun berdampak pada kesehatan mental dan emosional 
anggotanya. Lingkungan bebas dari ucapan yang menyakiti atau 
merendahkan memberikan ruang bagi setiap individu untuk 
berkembang secara optimal. Mereka dapat berinteraksi dengan lebih 
bebas dan terbuka, tanpa takut akan penilaian atau hinaan. Ini 
mendukung kesehatan mental yang lebih baik dan meningkatkan 
kesejahteraan emosional secara keseluruhan.405 

Terakhir, bicara yang bijak atau memilih diam adalah refleksi 
dari nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Ini mencerminkan 
kedewasaan dan kebijaksanaan dalam berperilakuan, serta komitmen 
untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan. 
Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ini akan menjadi 
teladan bagi generasi mendatang, menginspirasi mereka untuk 
meneruskan tradisi bicara yang bijak dan menghargai sesama.406 
Dengan demikian, seseorang tak hanya menciptakan lingkungan yang 
lebih baik untuk diri seseorang sendiri, tetapi juga mewariskan nilai-
nilai positip kepada generasi yang akan datang. 
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G. Bertanggung Jawab  

 
Setiap tuturan yang keluar dari lisanku akan ditanyai tanggung 

jawabnya di hari akhir. Oleh sebab itu, penting agar senantiasa 
berhati-hati dalam berbicara dan memastikan agar apa pun yang 
kuucapkan tak menimbulkan dosa. Dalam Islam, perkataan seseorang 
dianggap menjadi bagian dari perbuatan yang akan dipertimbangkan 
oleh Allah SWT. Setiap kata yang diucapkan memiliki beban moral 
yang harus dipertimbangkan dengan serius.407 Dengan menyadari hal 
ini, seorang muslim akan lebih selektif dalam berbicara, memastikan 
agar setiap tuturan membawa kebaikan dan tidak menyakiti hati 
orang lain. 

Kehati-hatian dalam berbicara juga merupakan bentuk ibadah 
dan ketakwaan kepada Allah. Berusaha untuk tidak mengutarakan 
kata-kata yang sia-sia atau berdosa mencerminkan kesadaran akan 
kehadiran Allah yang selalu mengawasi. Ini adalah bentuk kepatuhan 
yang menunjukkan rasa takut dan cinta kepada Allah. Dengan 
demikian, menjaga lisanku bukan hanya tentang menghindari dosa, 
tetapi juga tentang mendekati diri kepada Allah melalui perilaku yang 
baik dan benar.408 

Selain itu, berbicara dengan hati-hati juga membantu dalam 
membangun reputasi dan kepercayaan di antara sesama manusia. 
Orang yang selalu berhati-hati dalam berbicara cenderung dihormati 
dan dipercaya oleh orang lain. Mereka dikenal sebagai individu yang 
bijaksana, jujur, dan dapat diandalkan. Ini sangat penting dalam 
menjalin hubungan yang kuat dan harmonis, baik dalam keluarga, 
lingkungan kerja, maupun komunitas yang lebih luas. Tuturan yang 
terjaga juga dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan 
hal yang sama.409 

Kehati-hatian dalam berbicara juga berarti menghindari tuturan 
yang bisa menimbulkan fitnah, gosip, atau kebohongan. Fitnah dan 
gosip tidak hanya merusak reputasi orang lain, tetapi juga 
menciptakan atmosfer ketidakpercayaan dan permusuhan dalam 
masyarakat. Kebohongan, meskipun terlihat kecil, dapat membawa 

 
407 Pakungwati and Desti Anggraeni, “Menjaga Kesehatan Mental Dalam 

Perspektif Islam.” 
408 Hariyanto et al., “Sakinah Family Empowerment by Optimizing the Role of 

BP4 and Parents Mental Revolution Perspective.” 
409 Jamilah Hanum Abdul Khaiyom, Arina Hanis Tajul Ariffin, and Ahmad Nabil 

Md Rosli, “Islam, Iman, and Ihsan: The Role of Religiosity on Quality of Life and Mental 
Health of Muslim Undergraduate Students in Islamic University,” IIUM Medical Journal 
Malaysia 21, no. 3 (July 1, 2022): 146–154, 
https://journals.iium.edu.my/kom/index.php/imjm/article/view/2047. 
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konsekuensi besar yang merugikan banyak pihak.410 Dengan 
menghindari hal-hal ini, seseorang berkontribusi dalam menciptakan 
lingkungan yang lebih jujur, transparan, dan penuh rasa saling 
percaya. 

Sesungguhnya penting menjaga lidah agar tidak sembarangan 
bicara tanpa berpikir panjang. Ucapan yang murni dan tulus akan 
membawa kedamaian dan ketenangan batin bagi diri sendiri maupun 
orang lain. Sebaliknya, perkataan yang kasar atau berdosa dapat 
menumbuhkan rasa bersalah dan kegelisahan dalam diri. Dengan 
menjaga apa yang keluar dari mulut, seseorang dapat menjaga 
keseimbangan emosi dan spiritualnya serta hidup dengan tenang dan 
bahagia.411 Inilah salah satu cara untuk mencapai keseimbangan hidup 
di dunia maupun akhirat. Pesan mulia ini mengajarkan betapa 
pentingnya menjaga ucapan sebagai bagian dari iman dan takwa 
seorang Muslim, serta dampak positifnya terhadap kehidupan sehari-
hari dan hubungan sosial. 

 
 
 
 

  

 
410 Ahmad et al., “Bullying on Social Media: Primitive Behavior Against 

Prophetic Marchals From A Hadith Ahkam Perspective.” 
411 Amy Nivette et al., “Non-Compliance with COVID-19-Related Public Health 
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BAB XIII. MENJAGA HATI 
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Dari Nu’man bin Basyar berkata, saya mendengar Rasulullah saw 
bersabda: Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia 
baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah 
seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." (HR. Bukhari dan Muslim) 
 
Pokok-pokok Kandungan Hadis: 

A. Hati Sebagai Sumber Inspirasi  

 
Hadis ini menyiratkan pentingnya menjaga kesehatan hati 

sebagai pusat kendali tubuh. Hati yang sehat akan mempengaruhi 
kebaikan seluruh tubuh, demikian pula hati yang tidak sehat akan 
mempengaruhi kerusakan seluruh tubuh. Hadis ini mengajak 
seseorang untuk senantiasa menjaga hati agar tetap bersih dan sehat. 
Pentingnya menjaga kesucian hati dari penyakit-penyakit seperti 
dengki, iri hati, dan kebencian. Hati yang bersih akan memudahkan 
hidup penuh kedamaian. Hati sehat akan mendorong perilaku yang 
bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.412 Hati yang penuh 
iman akan selalu mencari keridhaan Allah dalam setiap perbuatan. 
Hati baik adalah kunci untuk meraih kesuksesan spiritual dan 
kebahagiaan sejati.  

Hadis mulia tersebut mengajarkan betapa pentingnya 
introspeksi diri yang dilakukan secara berkala. Dengan sering meneliti 
keadaan hati, seseorang dapat dengan cepat menyadari jika ada 
gangguan batin yang mulai tumbuh dan berusaha untuk mengatasinya 
sebelum berkembang menjadi semakin parah. Proses mengamati diri 
dapat dilakukan lewat bermacam-macam cara, seperti berdoa, 
membaca Al-Quran, berdzikir, serta merenungkan makna 

 
412 Abdul Khaiyom, Tajul Ariffin, and Md Rosli, “Islam, Iman, and Ihsan: The 

Role of Religiosity on Quality of Life and Mental Health of Muslim Undergraduate 
Students in Islamic University.” 
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kehidupan.413 Semua itu adalah jalan untuk memperdekat diri ke 
hadirat Allah dan memperbaiki keadaan hati. 

Pada akhirnya, menjaga hati bukanlah tugas yang mudah, 
namun sangat penting untuk meraih kehidupan yang lebih baik dan 
bermakna. Hadis ini mengingatkan setiap orang bahwa kebaikan atau 
ketidakbaikan yang dilakukannya tidak hanya memengaruhi dirinya 
sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya.414 Oleh karena itu, 
seseorang harus senantiasa berusaha untuk memperbaiki hati, 
memohon ampun kehadirat Allah, serta berusaha menjadi pribadi 
yang lebih baik setiap hari. Dengan demikian, ia akan mampu 
menjalani hidup penuh rahmat dan karunia. 

B. Mengapa Harus Menjaga Hati 

 
Nasehat dalam hadis ini mengingatkan betapa pentingnya 

menjaga hati dengan berbuat baik, menjauhkan diri dari larangan, 
serta terus mengingat Allah. Dalam agama Islam, amal shaleh seperti 
menolong sesama dan berlaku adil adalah cara-cara untuk menjaga 
hati tetap bersih dan sehat. Dengan rutin berbuat baik, seseorang 
dapat memperkuat iman dan meraih ridha Allah. Selain itu, perbuatan 
mulia juga bisa membangkitkan kegembiraan dan kedamaian dalam 
hati, tanda hati yang sehat.415 

Menghindari larangan adalah langkah penting lainnya dalam 
menjaga hati. Dosa-dosa seperti berdusta, berbuat zalim, dan tindakan 
merugikan diri atau orang lain dapat merusak hati dan 
menjauhkannya dari kebenaran. Oleh karena itu, penting bagi setiap 
Muslim untuk selalu berhati-hati dalam berbuat dan memastikan 
setiap tindakannya sesuai dengan ajaran agama. Menghindari 
larangan juga berarti menjaga diri dari godaan yang bisa merusak hati, 
seperti godaan harta, kekuasaan, dan nafsu.416 

 
413 Panmela Soares et al., “Professional Competencies and Public Health 

Content in the Human Nutrition and Dietetics Degree Program: A Qualitative Study 
Based on Experts’ Consensus,” ed. Mauro Lombardo, PLOS ONE 16, no. 1 (January 29, 
2021): e0246268, https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0246268. 

414 Svensson et al., “The Association Between Individualised Religiosity and 
Health Behaviour in Denmark: Are Social Networks a Mediating Factor?” 

415 Aboi Igwaran and Anthony Ifeanyi Okoh, “Human Campylobacteriosis: A 
Public Health Concern of Global Importance,” Heliyon 5, no. 11 (2019): e02814, 
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02814. 

416 Kaushik Baliga et al., “Pilot Study of the DART Tool - an Objective Healthcare 
Simulation Debriefing Assessment Instrument,” BMC Medical Education 22, no. 1 
(2022): 1–9, https://doi.org/10.1186/s12909-022-03697-w. 
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Selalu mengingat Allah adalah cara utama untuk menjaga hati 
tetap dalam keadaan baik. Dengan rutin mengingat Allah, seseorang 
akan lebih sadar akan perbuatannya dan berusaha selalu berada di 
jalan yang benar. Dzikir, shalat, membaca Alquran, dan berdoa adalah 
beberapa cara untuk senantiasa mengingat Allah. Ketika hati selalu 
tersambung dengan Allah, seseorang akan merasa lebih tenang, lebih 
kuat menghadapi cobaan, dan lebih mampu menjaga hatinya dari 
keburukan.417 

Selain itu, penting untuk terus berbenah diri. Menilai diri dan 
introspeksi adalah langkah-langkah yang dapat membantu seseorang 
menyadari kekurangan dan dosa-dosa yang mungkin telah dilakukan. 
Dengan menyadari kesalahan, seseorang dapat berusaha 
memperbaikinya dan memohon ampun kepada Allah. Proses ini akan 
membantu membersihkan hati dan membuatnya lebih kuat 
menghadapi godaan dan cobaan di masa depan.418 

Pada akhirnya, menjaga hati merupakan tugas yang mesti 
diselesaikan setiap hari. Dengan melaksanakan amal soleh, 
menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah, dan senantiasa 
mengingati Sang Khalik, sesungguhnya seseorang mampu melindungi 
hatinya tetap suci serta sehat lahir batin. Inilah kunci untuk meraih 
kehidupan yang berkat-berkah, aman sentosa, dan kebahagiaan 
sejati.419 Sunnah ini mengingatkan bahwa hati ialah pusat segala 
aktiviti insan, dan menjaga hati ialah tanggungjawab yang mesti 
diselesaikan dengan ikhlas agar dapat meraih kebaikan di dunia dan 
akhirat. 

C. Hati Membentuk Aspek Kehidupan 

Jika hati seseorang dalam keadaan sehat dan baik, maka seluruh 
tubuh dan tingkah lakunya juga akan baik. Sebaliknya, jika hati rusak 
atau sakit, maka seluruh tubuh dan tingkah laku akan mengikuti. 
Inilah yang menunjukkan betapa besar pengaruh hati terhadap 

 
417 Kathryn H. Jacobsen and Caryl E. Waggett, “Global Health Education for the 

Post-Pandemic Years: Parity, People, Planet, Priorities, and Practices,” Global Health 
Research and Policy 7, no. 1 (2022): 1–7, https://doi.org/10.1186/s41256-021-
00234-y. 

418 Jacob Meyer et al., “Changes in Physical Activity and Sedentary Behavior in 
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International Journal of Environmental Research and Public Health 17, no. 18 
(September 5, 2020): 6469, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/18/6469. 
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kehidupan seseorang. Apabila hati dipenuhi kesucian, ketulusan, dan 
iman, maka setiap tindakan yang dilakukan akan merefleksikan nilai-
nilai tersebut. Tingkah laku seseorang akan menjadi lebih mulia, dan 
interaksi sosialnya dipenuhi rasa hormat, kasih sayang, serta 
keadilan.420 

Sebaliknya, jika hati dipenuhi kebencian, dendam, atau 
gangguan batin lainnya, maka tingkah laku seseorang cenderung 
negatif. Orang dengan hati yang sakit mungkin akan menunjukkan 
tanda-tanda seperti mudah marah, gemar berspekulasi buruk, serta 
melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang 
lain.421 Oleh karena itu, menjaga kesehatan hati adalah upaya penting 
yang harus dilakukan setiap individu untuk memastikan bahwa 
perilakunya senantiasa positif dan bermanfaat bagi dirinya sendiri 
beserta lingkungannya. 

Hati yang utuh juga membuat sesosok mampu menghadapi 
pelbagai cabaran hidup dengan bijak. Apabila seseorang memiliki hati 
yang kokoh dan penuh iman, dia akan lebih tabah dan sabar dalam 
menghadapi dugaan. Dia akan lebih mudah menemukan hikmah di 
sebalik tiap kejadian, sehingga mampu bangkit dan tetap bersemangat 
melajuti kehidupan. Sebaliknya, hati yang lemah dan penuh kejahatan 
akan membuat seseorang mudah putus asa, tidak memiliki semangat 
hidup, dan cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang 
negatif.422 

Selain itu, hati yang baik akan membawa kesan positif dalam 
hubungan sosial. Seseorang dengan hati yang sihat cenderung 
memiliki hubungan yang harmoni dengan orang lain, kerana dia 
mampu menunjukkan empati, rasa pengertian, dan kesabaran. Hati 
yang baik memungkinkan seseorang untuk menjadi pendengar yang 
baik, memberikan sokongan moral kepada orang lain, dan selalu siap 
membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini akan menciptakan 

 
420 Children, Group, and Aggrek, “Implementation Of Role Playing Method In 
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lingkungan sosial yang lebih positif dan mendukung, yang pada 
akhirnya juga berdampak baik bagi kesejahteraan individu 
tersebut.423 

Pada akhirnya, menjaga kesehatan hati adalah pelaburan 
penting bagi kesejahteraan jangka panjang. Hati yang sihat tidak 
hanya membawa kebaikan dalam perilaku sehari-hari, tetapi juga 
memberikan kedamaian jiwa dan kebahagiaan yang sejati. Dengan 
berusaha selalu memperbaiki hati, seseorang dapat mencapai 
kehidupan yang lebih bermakna dan lebih dekat dengan Allah.424 Oleh 
karena itu, seseorang harus selalu berusaha untuk menjaga hati 
seseorang dari segala penyakit dan mengisinya dengan kebaikan, agar 
seluruh tubuh dan perilaku seseorang juga ikut menjadi baik. 

D. Hati sebagai Pusat Pengendali 

 
Hati dipandang sebagai pusat pengendali yang mempengaruhi 

pemikiran, perasaan, dan tindakan seseorang. Karena itu, menjaga 
kemurnian hati adalah kunci untuk memiliki kehidupan yang baik dan 
benar.425 Ketika hati seseorang dalam keadaan baik, pikirannya 
cenderung jernih dan positif. Pemikiran yang jernih membantu dalam 
pengambilan keputusan yang bijak dan rasional. Sebaliknya, hati yang 
kotor dapat mengaburkan pikiran, menyebabkan kekeliruan dan 
keputusan yang buruk, yang pada akhirnya dapat merusak kehidupan 
seseorang.426 

Perasaan seseorang juga sangat dipengaruhi oleh kondisi hati. 
Hati yang bersih memancarkan perasaan kasih, kedamaian, dan 
kebahagiaan. Ini membuat seseorang lebih mampu untuk merasakan 
empati, kasih sayang, dan kedermawanan dalam berinteraksi dengan 
orang lain. Sebaliknya, hati yang penuh dengan kebencian, iri, dan 
dendam akan menciptakan perasaan negatif yang dapat merusak 
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hubungan sosial dan menyebabkan konflik.427 Karena itu, menjaga 
kemurnian hati sangat penting untuk membangun hubungan yang 
harmonis dan penuh kasih. 

Tindakan manusia adalah manifestasi langsung dari kondisi hati 
dan pemikiran. Ketika hati dalam keadaan baik, tindakan yang 
dilakukan cenderung positif dan konstruktif. Seseorang dengan hati 
yang bersih akan berusaha untuk selalu berbuat baik, membantu 
sesama, dan menjauhi perbuatan dosa. Tindakan-tindakan ini tidak 
hanya membawa kebaikan bagi diri sendiri, tetapi juga memberikan 
dampak positif bagi lingkungan seseorang. Sebaliknya, hati yang kotor 
akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan negatif yang 
merugikan diri sendiri dan orang lain.428 

Menjaga kemurnian hati membutuhkan usaha dan kesadaran 
yang terus-menerus. Ini melibatkan introspeksi diri, evaluasi 
perbuatan, dan upaya untuk selalu memperbaiki diri. Salah satu cara 
efektif untuk menjaga kemurnian hati adalah dengan beribadah secara 
rutin, berdoa, dan berdzikir. Ibadah dapat membantu mendekatkan 
diri kepada Allah, membersihkan hati dari dosa-dosa, dan 
memperkuat iman.429 Selain itu, penting juga untuk berusaha 
memaafkan kesalahan orang lain, tidak menyimpan dendam, dan 
selalu berpikiran positif. 

Sesungguhnya hati yang bersih adalah landasan mulia untuk 
meraih kehidupan yang lurus dan benar. Apabila menjaga ketulusan 
hati, sesosok akan memiliki pikiran terang, perasaan baik, dan 
tindakan mulia. Inilah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati, 
kedamaian batini, dan prestasi dalam kehidupan.430 Ucapan bijak ini 
mengingatkan sesosok bahwa menyucikan hati merupakan tanggung 
jawab agung yang harus dipenuhi dengan sepenuh jiwa agar dapat 
meraih kebaikan di dunia dan akhirat. 
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E. Peran Hati dalam Spiritualitas 

 
Dalam konteks spiritual, hati yang baik adalah hati yang 

senantiasa berhubungan dengan Allah, terisi dengan iman, takwa, dan 
ikhlas. Hati yang tersambung dengan Allah akan senantiasa mencari 
keridaan-Nya dalam setiap tindakan dan keputusan. Iman yang kukuh 
menuntun sesosok untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi 
larangan-Nya dengan penuh kesungguhan. Takwa membuat sesosok 
sadar akan kehadiran Allah dalam segala aspek kehidupan, sehingga 
ia berusaha hidup sejalan dengan ajaran-Nya.431 

Hati yang terisi keikhlasan bermakna menjalankan segala 
perbuatan tanpa mengharapkan balasan dari manusia, melainkan 
hanya mengharapkan keridaan Allah. Keikhlasan ini menjadi landasan 
utama dalam beribadah dan beramal, kerana segala sesuatu dilakukan 
semata-mata untuk Allah. Keikhlasan juga membantu menjaga hati 
dari penyakit riya' (pamer) dan sum'ah (ingin dipuji), yang dapat 
merusak amal ibadah sesosok.432 Dengan keikhlasan, hati menjadi 
lebih tenteram dan damai, kerana segala usaha dan perjuangan 
dilandasi niat yang murni. 

Selain itu, hati yang senantiasa berhubungan dengan Allah akan 
mudah menerima hidayah dan petunjuk-Nya. Allah akan membimbing 
hati yang tulus dan ikhlas menuju jalan yang benar. Hidayah ini dapat 
datang melalui berbagai cara, seperti melalui bacaan Al-Qur'an, 
nasehat dari orang-orang saleh, atau pengalaman hidup seharian. 
Dengan bimbingan Allah, hati akan lebih mudah memahami makna 
kehidupan dan tujuan hidup yang sesungguhnya, yakni untuk 
beribadah kepada-Nya dan meraih kebahagiaan abadi di akhirat.433 

Hati yang baik akan selalu cenderung bersyukur atas berbagai 
nikmat yang diberikan Allah. Rasa syukur ini akan membuat 
seseorang merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki dan tidak 
mudah iri terhadap orang lain. Bersyukur juga akan menjauhkan hati 
dari sifat-sifat merugikan seperti serakah dan rakus. Dengan hati 
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penuh syukur, seseorang akan senantiasa melihat sisi positif dari 
setiap peristiwa dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Ini 
akan menciptakan suasana batin yang lebih tenteram dan bahagia.434 

Terakhir, hati yang senantiasa terhubung dengan Allah pasti 
akan lebih sabar menghadapi cobaan dan ujian kehidupan. Ketika 
seseorang memiliki hati yang kokoh dan penuh iman, ia akan 
menyadari bahwa setiap ujian adalah bagian dari takdir Allah yang 
harus dihadapi dengan kesabaran dan ketawakalan. Kesabaran ini 
akan memberikan kekuatan untuk terus berjuang dan tidak mudah 
putus asa.435 Dengan demikian, hati yang baik adalah kunci untuk 
menjalani kehidupan dengan penuh iman, takwa, dan ikhlas, yang 
pada akhirnya akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan sejati. 

F. Refleksi Diri 

 
Hadis ini mendorong umat Islam untuk senantiasa melakukan 

introspeksi dan mengevaluasi kondisi hati mereka. Ini adalah langkah 
penting untuk meningkatkan kualitas diri dan memperbaiki perilaku. 
Introspeksi memungkinkan seseorang untuk mengenali kekurangan 
dan dosa-dosa yang telah dilakukan, serta berusaha untuk 
memperbaikinya.436 Dalam proses ini, seorang Muslim dapat 
memohon ampun kepada Allah dan berkomitmen untuk tidak 
mengulangi kesalahan yang sama. Dengan introspeksi yang rutin, 
seseorang dapat terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, 
lebih dekat kepada Allah, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. 

Refleksi terhadap diri sendiri mampu memperbaiki hubungan 
dengan sesama. Apabila seseorang menilai dirinya secara jujur, ia 
akan mudah mengakui kesalahan pada orang lain dan berupaya 
memperbaikinya. Ini meliputi meminta maaf serta mengubah perilaku 
merugikan. Dengan begitu, introspeksi tidak cuma bermanfaat untuk 
tumbuhnya diri, namun juga membangun relasi yang lebih serasi dan 
damai bersama orang lain. Kesadaran akan pentingnya memperbaiki 
diri serta berbuat baik pada sesama adalah inti ajaran Islam mengenai 
akhlak mulia.437 
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Selain itu, refleksi diri membuka kesempatan mengembangkan 
empati serta kepedulian terhadap orang lain. Apabila seseorang 
menyadari berharganya kebersihan hati dan akhlak yang baik, ia akan 
lebih terpacu membantu orang lain dalam perjalanan spiritual 
mereka. Ini dapat dilakukan dengan memberikan nasihat yang baik, 
menjadi teladan positif, serta mendukung mereka menghadapi 
kesulitan. Dengan cara ini, introspeksi tidak saja memberi kebaikan 
bagi diri, namun juga mempengaruhi lingkungan sosial secara positif, 
menciptakan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.438 

Hadis ini juga mengingatkan pentingnya menjaga niat dalam 
setiap perbuatan. Apabila seseorang melakukan refleksi diri, ia dapat 
menilai apakah niatnya dalam mengerjakan amal benar-benar ikhlas 
karena Allah atau ada unsur riya'. Menjaga niat yang tulus adalah 
esensi dari ibadah yang diterima oleh Allah. Dengan mengevaluasi niat 
secara terus-menerus, seorang Muslim dapat memastikan setiap 
tindakan yang dilakukan murni untuk mencari ridha Allah dan bukan 
untuk mencari pujian atau keuntungan duniawi. Hal ini akan 
memperkuat iman dan takwa seseorang.439 

Pada akhirnya, merefleksikan diri merupakan alat yang sangat 
kuat untuk memajukan hubungan dengan Pencipta. Dengan secara 
berkala mengevaluasi isi hati dan perbuatan, seseorang dapat 
mengenali bidang-bidang yang memerlukan peningkatan dan 
berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah serta amal saleh. Ini 
adalah proses yang takkan berakhir, karena manusia senantiasa 
memiliki ruang untuk menjadi lebih baik. Dalam konteks ini, 
merefleksikan diri bukan semata mengenai mengakui dosa dan 
kesalahan, tetapi juga mengenai merayakan kemajuan dan pencapaian 
spiritual, sehingga memberikan motivasi untuk terus berupaya 
menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap hari. 

G. Kesatuan Jiwa dan Raga 

Hadis ini mengajarkan bahwa tubuh dan hati merupakan 
kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Kesehatan spiritual (jiwa) dan 
kesehatan fisik saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. 
Apabila jiwa seseorang dipenuhi dengan kegembiraan, iman, dan 
kedamaian, tubuh pula akan merasakan dampak positifnya. Stres dan 
kecemasan yang seringkali berasal dari jiwa yang tak tenang dapat 
menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik seperti tekanan darah 
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tinggi, gangguan pencernaan, dan gangguan tidur.440 Karenanya, 
menjaga kesehatan jiwa adalah kunci untuk menjaga kesehatan fisik 
secara keseluruhan. 

Sebaliknya, kondisi fisik yang buruk juga dapat mempengaruhi 
kondisi jiwa. Apabila tubuh tak sehat, seseorang mungkin merasa 
lelah, tak bersemangat, dan mudah marah. Kondisi ini dapat 
menyebabkan jiwa menjadi gelisah dan tak tenang. Karenanya, 
menjaga kesehatan fisik melalui pola makan yang sehat, olahraga 
teratur, dan istirahat yang memadai adalah langkah-langkah penting 
untuk menjaga kesehatan jiwa.441 Apabila tubuh sehat, jiwa pula akan 
lebih mudah untuk tetap dalam kondisi baik, sehingga keduanya saling 
mendukung untuk mencapai kesejahteraan yang optimal. 

Selain itu, ibadah dan aktivitas spiritual juga memiliki dampak 
langsung pada kesehatan fisik. Misalnya, saat shalat yang dilakukan 
dengan khusyuk dapat membantu meredakan stres dan memberi 
ketenangan jiwa. Puasa tidak hanya membersihkan nurani, tetapi juga 
memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh seperti detoksifikasi tubuh 
dan penyesuaian metabolisme.442 Dengan rutin melaksanakan ibadah, 
seseorang tidak hanya menjaga kesehatan hati namun juga 
memperoleh manfaat kesehatan fisik yang signifikan. Ini 
menunjukkan seberapa eratnya hubungan antara kesehatan spiritual 
dan fisik dalam kehidupan umat Muslim. 

Penting pula untuk menyadari bahwa lingkungan sosial dan 
emosional seseorang dapat memengaruhi kesehatan jiwa dan tubuh. 
Berada dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, dukungan, dan 
kejujuran dapat memperkuat kesehatan jiwa dan fisik. Sebaliknya, 
lingkungan yang penuh dengan konflik, kebencian, dan tekanan 
emosional dapat merusak keduanya. Oleh karena itu, memilih 
lingkungan yang positif dan sehat, serta membangun hubungan baik 
dengan orang lain adalah bagian penting dalam menjaga kesehatan 
hati dan tubuh.443 
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Pada akhirnya, menjaga keseimbangan antara kesehatan hati 
dan tubuh adalah inti dari kehidupan yang berkualitas. Agama Islam 
mengajarkan pentingnya menjaga kedua aspek ini melalui ibadah, 
perilaku baik, dan pola hidup sehat. Dengan memahami dan 
mengamalkan hadis ini, seorang Muslim dapat mencapai kehidupan 
yang serasi, di mana kesehatan spiritual dan fisik saling mendukung 
untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan yang sejati. Kesadaran 
akan hubungan erat antara hati dan tubuh ini mendorong umat Islam 
untuk senantiasa berusaha memperbaiki keduanya dalam upaya 
meraih kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat.444 Dengan 
demikian, hadis ini mengingatkan setiap orang bahwa menjaga nurani 
adalah kunci utama untuk meraih kebahagiaan, kedamaian, dan 
keselamatan di dunia dan akhirat. 
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BAB XIV. MENSYUKURI NIKMAT ALLAH 
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Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad, telah 
mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, telah menceritakan 
kepada kami Ar Rabi' bin Muslim, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang tidak pandai 
bersyukur (berterima kasih) kepada manusia, berarti ia belum 
bersyukur kepada Allah." Abu Isa berkata; Ini adalah hadits hasan 
shahih (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Abu Dawud) 
 
Pokok-pokok Kandungan Hadis: 

A. Bersyukur kepada Allah Berterima kasih Kepada 

Manusia 

 
Hadis ini menunjukkan kaitan erat antara ucapan terima kasih 

kepada sesama dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Hal ini 
mengisyaratkan bahwa syukur kepada Sang Maha Kuasa diwujudkan 
lewat sikap apresiasi kepada sesamanya. Sikap ini memperlihatkan 
bahwa dalam agama Islam, hubungan antara manusia dengan 
Penciptanya tak dapat dipisahkan dari tali silaturahim antarmanusia. 
Ketika seseorang mengucap syukur kepada insan lain atas kebaikan 
yang diterimanya, sesungguhnya ia sedang menyembah Maha 
Pencipta yang telah menghadiahkan segala nikmat itu.445 Dengan kata 
lain, manusia adalah perantara rahmat Allah SWT, oleh sebab itu 
menghargai mereka sama dengan menghargai anugerah-Nya. 

Mengucapkan terima kasih kepada sesama juga mencerminkan 
sifat rendah hati dan kesadaran bahwa sumbangsih orang lain penting 
dalam kehidupan seseorang. Di tengah masyarakat, tiap individu tak 
mampu berdiri sendiri tanpa bantuan atau dukungan dari yang 
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lainnya. Menyadari dan menghargai bantuan itu menunjukkan sikap 
yang baik dan membangun rasa persatuan serta persaudaraan.446 Ini 
juga mencerminkan bahwa seseorang tak bersikap angkuh atau egois, 
tetapi mengakui bahwa keberhasilan dan bahagia yang dirasakan juga 
Berkat bantuan orang lain. Oleh sebab itu, syukur kepada sesama 
adalah cerminan dari kerendahan hati dan penghargaan atas 
sumbangsih insan lain. 

Selain itu, sikap syukur kepada sesama manusia juga membantu 
memperkokoh tali silaturahim dan memperbaiki hubungan antar 
insan. Ketika seseorang sering mengucapkan terima kasih, orang lain 
akan merasa dihargai dan dinilai. Ini dapat meningkatkan semangat 
dan dorongan mereka untuk terus berbuat baik. Sebaliknya, jika 
seseorang mengabaikan pentingnya berterima kasih, orang lain 
mungkin merasa tidak dihargai dan ini dapat mengurangi semangat 
mereka untuk membantu atau berbuat baik. Karenanya, syukur 
kepada manusia tidak saja berpengaruh pada hubungan individu 
dengan Sang Khalik, tetapi juga pada dinamika sosial secara 
menyeluruh.447 

Di lain pihak, hadis ini juga menegaskan pentingnya etika dan 
budi pekerti dalam kehidupan sehari-sehari. Berterima kasih adalah 
salah satu bentuk budi pekerti yang diajarkan dalam agama Islam dan 
merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap 
Muslim. Dengan berterima kasih, seseorang tidak cuma menunjukkan 
kesopanan namun juga menyebarkan kebaikan dan kasih sayang. 
Inilah salah satu cara untuk meneladani akhlak Nabi yang senantiasa 
bersyukur dan berterima kasih kepada sesama.448 Dalam jangka 
panjang, sikap ini dapat membentuk karakter yang baik dan menjadi 
contoh bagi orang lain. 

Akhirnya, sikap syukur kepada sesama manusia sebagai 
ungkapan syukur kepada Allah mencerminkan iman dan taat 
seseorang. Iman yang sejati akan terpancar dari sikap dan tindakan 
yang baik terhadap sesama. Dengan mengucapkan terima kasih, 
seseorang menunjukkan bahwa dirinya menyadari dan mengakui 
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bahwa segala kebaikan yang dirinya terima adalah atas izin dan 
kehendak Allah.449 Ini memperkuat rasa iman seseorang dan 
membuatnya semakin dekat kepada Allah. Karenanya, penting bagi 
setiap Muslim untuk senantiasa bersyukur, baik kepada Allah maupun 
kepada sesama manusia, sebagai bagian dari pengamalan iman yang 
sesungguhnya. 

B. Menghargai Bantuan Orang Lain 

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang 
menghargai usaha baik orang lain tanpa mengabaikannya. 
Mengabaikan kebajikan yang dilakukan orang lain dapat dianggap 
sebagai tindakan yang tidak adil dan tidak peduli. Apabila seseorang 
telah berbuat baik kepada seseorang, maka sudah semestinya orang 
tersebut mengapresiasi dan menghargai niat mulia tersebut. Hal ini 
tidak hanya akan memberi apresiasi kepada pelaku kebajikan, namun 
juga akan memperkuat tali silaturahim antarpribadi. Menghargai 
kebajikan orang lain akan menciptakan nuansa yang positif dimana 
setiap orang akan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus 
berbuat baik.450 

Menunjukkan penghargaan atas bantuan orang lain juga 
merefleksikan sikap saling menghormati dan peduli dalam 
masyarakat. Dalam ajaran Islam, setiap individu diajak untuk saling 
tolong menolong dan menghormati satu sama lain. Dengan mengakui 
kebaikan yang seseorang terima, seseorang menunjukkan bahwa 
seseorang menghargai kontribusi dan upaya yang dilakukan oleh 
orang lain. Ini merupakan bentuk penghormatan penting dalam 
menjaga keharmonisan dan kedamaian masyarakat.451 Apabila 
seseorang menghargai bantuan orang lain, dia juga akan menanamkan 
nilai-nilai kebajikan kepada generasi selanjutnya, yang dapat 
membantu membangun masyarakat yang lebih baik dan penuh kasih 
sayang. 

Selain itu, menyadari dan menghargai kebajikan orang lain 
dapat meningkatkan rasa syukur di diri sendiri. Apabila seseorang 
menyadari banyaknya orang yang siap membantu dan berbuat baik, ia 
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akan merasa lebih bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Rasa 
syukur ini akan membuat seseorang menjadi lebih bahagia dan puas 
dengan kehidupan. Dalam konteks spiritual, menghargai kebajikan 
orang lain adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur 
kepada Allah atas ridho-Nya karena telah mengangkat manusia-
manusia saleh di seseseorangr seseorang.452 Dengan demikian, sikap 
menghargai kebajikan orang lain tidak hanya akan memperkaya tali 
silaturahim, namun juga akan memperdalam dimensi spiritual 
seseorang. 

Melihat kebaikan orang lain secara sepihak dapat menimbulkan 
dampak negatif yang mendalam bagi hubungan interpersonal. Orang 
yang merasa tidak terhargai cenderung mengalami kekecewaan 
mendalam dan kemungkinan besar enggan lagi untuk membantu di 
masa depan. Hal ini dapat merusak tali silaturahim yang telah terjalin 
dengan erat serta menciptakan jarak emosi di antara individu. 
Sebaliknya, apabila seseorang senantiasa berupaya menghargai dan 
mengakui kebaik-kebaikan orang lain, ia akan membangun tautan 
yang lebih kokoh dan serasi.453 Ini pula akan menciptakan budaya 
saling menghargai di mana setiap insan merasa diapresiasi dan 
didukung sepenuhnya. 

Pada hakikatnya, menghargai kebaikan sesama adalah bagian 
tak terpisahkan dari akhlak mulia yang diajarkan oleh agama Islam. 
Nabi Muhammad SAW selalu memberi contoh mulia mengenai 
pentingnya menghargai dan mengakui bantuan orang lain. Dengan 
meneladani sifat mulia beliau, seseorang dapat menjadi pribadi yang 
lebih baik lagi serta berakhlak luhur. Sikap ini pula berdampak positif 
dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah tangga, tempat bekerja, 
maupun lingkungan sosial.454 Menghargai kebaikan orang lain bukan 
semata kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga cara untuk 
menciptakan masyarakat yang lebih baik, serasi, dan penuh kasih 
sayang. 
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C. Wujud Syukur dalam Kehidupan Sosial 

Hadis ini mengajarkan bahwa syukur tidak hanya konsep 
spiritual, melainkan perlu dihayati dalam setiap interaksi sosial 
sehari-hari dengan mengucapkan terima kasih kepada setiap orang. 
Ketika seseorang mengungkapkan rasa terima kasih, ia menunjukkan 
bahwa ia menghargai dan menghayati kontribusi orang lain bagi 
dirinya. Hal ini sangat penting untuk membangun hubungan yang 
sehat dan sejalan dengan orang lain. Mengucapkan terima kasih pula 
memperkuat bahwa seseorang tidak hanya mengambil sesuatu begitu 
saja, tetapi juga menyadari serta menghargai upaya dan bantuan yang 
diberikan oleh orang lain.455 Dengan demikian, syukur menjadi lebih 
nyata dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan-
tindakan seseorang. 

Kesadaran akan pentingnya mengungkapkan penghargaan 
dalam berinteraksi secara sosial juga dapat memperkuat ikatan dan 
rasa kebersamaan di masyarakat. Ketika seseorang merasa dihargai, 
mereka cenderung merasa lebih dekat dan terhubung dengan individu 
yang mengekspresikan rasa terima kasih. Hal ini mampu menciptakan 
suasana yang lebih positif dan mendukung di mana setiap entitas 
merasa diapresiasi dan diperhatikan. Dalam komunitas yang saling 
menghargai, kerja sama dan tolong menolong akan menjadi lebih 
mudah dan wajar. Karenanya, penghargaan yang diungkapkan dalam 
interaksi sosial tidak hanya bermanfaat bagi entitas, namun juga bagi 
masyarakat secara keseluruhan.456 

Selain itu, mengungkapkan terima kasih merupakan bentuk 
pengakuan bahwa seseorang tidak mampu hidup sendiri tanpa 
bantuan orang lain. Setiap individu pasti pernah menerima bantuan 
atau kebaikan dari orang lain, baik dalam skala kecil maupun besar. 
Mengungkapkan terima kasih adalah cara seseorang mengindikasikan 
bahwa individu menyadari peran orang lain dalam kehidupannya dan 
tidak menganggap diri sepenuhnya mandiri. Hal ini membantu 
seseorang untuk tetap merendah diri dan menyadari bahwa individu 
senantiasa membutuhkan orang lain. Dengan demikian, penghargaan 
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dalam interaksi sosial membantu seseorang menjaga sikap rendah 
hati dan saling bergantung. 

Penghargaan dalam interaksi sosial juga menciptakan budaya 
saling menghargai di tempat kerja, sekolah, dan lingkungan lainnya. 
Ketika seseorang sering mengungkapkan terima kasih, individu 
memberikan teladan yang baik kepada orang lain dan mendorong 
mereka untuk melakukan hal yang sama. Hal ini mampu menciptakan 
budaya positif di mana setiap orang merasa dihargai dan diakui. Di 
tempat kerja, misalnya, mengungkapkan terima kasih kepada rekan 
kerja atas bantuan mereka dapat meningkatkan semangat dan 
produktivitas kerja. Di sekolah, mengungkapkan terima kasih kepada 
guru atau teman sekelas mampu menciptakan lingkungan belajar yang 
lebih harmonis dan suportif.457 

Sesungguhnya mengucap syukur dalam setiap interaksi sosial 
kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk mengabdi 
kepada Sang Khalik. Apabila seseorang berterima kasih kepada lawan 
bicara, yang dilakukan pada hakikatnya adalah mematuhi perintah 
Allah untuk bersyukur terhadap nikmat-Nya. Hal tersebut 
menjelaskan bahwa rasa syukur adalah aspek integral dari iman serta 
taatnya seorang hamba kepada Sang Pemberi Nikmat.458 Dengan 
mengungkapkan rasa terima kasih, seseorang menyatakan bahwa 
dirinya menghargai segala anugerah yang diberikan Allah melalui 
orang lain. Karenanya, mengucap syukur dalam pergaulan bukan 
hanya tindakan etis, melainkan bentuk ibadah untuk mendekatkan 
diri kepada Sang Pencipta. 

D. Menghargai Adanya Berkah 

 
Hadis ini mengajak umat Islam untuk tidak berperilaku acuh tak 

acuh atau cuek terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, 
karena hal ini berhubungan langsung dengan sikap syukur kepada 
Allah. Apabila seseorang bersikap cuek terhadap kebaikan yang 
ditunjukkan oleh orang lain, maka orang tersebut menunjukkan 
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ketidakmampuannya menghargai anugerah yang diberikan Allah 
melalui orang lain. Sikap acuh ini dapat melemahkan rasa syukur di 
hati seseorang dan membuatnya lupa bahwa segala berkah, 
betapapun kecilnya, adalah bagian dari rahmat Ilahi.459 Oleh karena 
itu, penting untuk senantiasa menghargai dan menyadari berkah yang 
diterima agar rasa syukur kepada Allah dapat terjaga dan semakin 
bertambah. 

Bersikap acuh tak acuh juga dapat merusak hubungan sosial dan 
membuat orang lain merasa tidak dihargai. Apabila seseorang telah 
berusaha berbuat baik untuk orang lain, namun orang tersebut tidak 
menunjukkan rasa terima kasih atau apresiasi, maka orang tersebut 
mungkin akan merasa kecewa dan enggan untuk membantu kembali 
di masa mendatang. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dan jarak 
dalam hubungan seseorang dengan orang lain. Sebaliknya, dengan 
selalu menghargai dan bersyukur atas berkah yang diterima, 
seseorang dapat membangun ikatan yang lebih kuat dan harmonis, 
serta menciptakan lingkungan sosial yang saling mendukung.460 

Lebih jauh lagi, bersikap acuh tak acuh terhadap kebaikan orang 
lain dapat mencerminkan sifat sombong dan merasa diri sendiri lebih 
unggul. Nabi Muhammad SAW mengajarkan seseorang untuk 
senantiasa bersikap rendah hati dan menghargai setiap bentuk 
anugerah yang diberikan kepada seseorang. Sikap rendah hati ini 
penting dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain 
dan menunjukkan kesadaran diri atas peran masing-masing dalam 
kehidupan bersama.461 Dengan tidak bersikap cuek, seseorang 
menunjukkan pemahamannya bahwa kerja sama dan saling 
membantu adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan 
bersama. 

Dalam konteks spiritual, mengakui kebaikan orang lain adalah 
bukti nyata dari rasa syukur seseorang kepada Sang Maha Pencipta. 
Ketika seseorang menghargai kebaikhatian yang dilakukan oleh orang 
lain, seseorang sebenarnya sedang mengungkapkan rasa terima kasih 
kepada Allah SWT yang telah memotivasi hati mereka untuk 
membantu sesama. Hal ini memperkuat ikatan seseorang dengan 
Allah dan membuat seseorang semakin sadar akan rahmat-Nya dalam 
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setiap aspek kehidupan.462 Dengan demikian, syukur kepada manusia 
menjadi penghubung yang menyatukan seseorang dengan Allah dan 
mengingatkan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang 
dianugerahkan-Nya. 

Akhirnya, hadis ini menekankan pentingnya sikap proaktif 
dalam menghargai kebajikan orang lain sebagai bentuk ibadah dan 
pengamalan ajaran. Tidak cukup hanya menyimpan rasa syukur dalam 
hati, namun harus diungkapkan melalui ucapan dan tindakan nyata. 
Mengucapkan terima kasih, memberikan pujian, atau bahkan 
membalas kebaikan tersebut adalah cara-cara konkrit untuk 
menyatakan rasa syukur seseorang. Sikap ini tidak saja mendekatkan 
seseorang kepada Allah, tetapi juga memperkuat tali silaturahim dan 
meningkatkan kualitas hubungan seseorang dengan sesama.463 
Dengan demikian, syukur yang diwujudkan dalam tindakan nyata 
adalah cerminan dari iman yang kuat dan komitmen untuk 
menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

E. Membangun Hubungan yang Harmonis 

 
Hadis ini mengajarkan bahwa dengan saling berterima kasih, 

seseorang membangun hubungan yang lebih baik dan rukun antar 
sesama manusia, yang juga merupakan bagian dari ajaran agama. 
Mengucapkan terima kasih tidak hanya mempererat tali persaudaraan 
pribadi tetapi juga membangun ikatan yang lebih kuat dalam 
masyarakat. Ketika seseorang kerap mengungkapkan rasa terima 
kasih, seseorang menanamkan budaya penghargaan dan rasa hormat 
di tengah masyarakat. Ini penting karena Islam sangat menekankan 
pentingnya hidup dalam keharmonisan dan saling tolong menolong. 
Saling berterima kasih adalah cara sederhana namun efektif untuk 
mencapai tujuan itu, menciptakan suasana positif di mana setiap 
orang merasa dihargai dan diakui. 

Terima kasih membuka pintu saling menghargai. Menilik kata 
terima kasih, berbagai hal baik tumbuh subur. Saat seseorang 
menyampaikan penghargaan, konflik terangkai rapat. Dalam 
pandangan Islam pula, kedamaian dan kerukunan dijaga harmonis. 
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Kata terima kasih pula menanam rasa saling peduli. Bila perasaan 
dihargai, semangat berbagi makin berkobar. Ini sejalan ajaran Islam 
tentang tolong-menolong khususnya kepada yang membutuhkan. 
Rantai kebaikan tak pernah putus di sandaran gotong royong.464 
Terlebih, terima kasih menyembuhkan jiwa. Bahagia dan percaya diri 
tercurah bila perbuatan dihargai. Demikian pula saat mengapresiasi 
orang, kedamaian menyertai. Hal itu selaras pandangan Islam akan 
keseimbangan jasmani dan rohani. Melalui kata terima kasih, hidup 
berjalan seimbang dan penuh makna. 

Akhirnya, dengan saling menghargai dan menghormati, 
seseorang telah memperlihatkan pentingnya berterima kasih kepada 
orang lain seperti yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 
Beliau adalah contoh terbaik dalam menunjukkan rasa syukur dan 
berterima kasih di setiap situasi. Dengan mencontoh Nabi, seseorang 
tidak hanya dapat membina hubungan yang lebih baik dengan sesama, 
tetapi juga memperkuat hubungannya dengan Allah. Saling berterima 
kasih merupakan bagian dari ibadah dan pengamalan iman yang akan 
mendekatkan seseorang pada Allah dan mendapatkan keridhuan-Nya. 
Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk senantiasa mengingat 
ajaran ini dan menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. 

F. Etika dan Kesopanan  

Hadis ini mengingatkan akan pentingnya etika dan kesopanan 
dalam kehidupan sehari-hari, di mana mengucapkan terima kasih 
adalah bagian dari etika yang diajarkan dalam Islam. Etika dan 
kesopanan merupakan elemen integral dari kehidupan umat Muslim, 
mencerminkan akhlak yang mulia dan tingkah laku yang sopan dalam 
berinteraksi dengan sesama. Mengucapkan terima kasih 
menunjukkan rasa hormat dan penghargaan seseorang kepada orang 
lain, yang merupakan wujud nyata dari adab yang mulia.465 Dalam 
Islam, menjaga etika dan kesopanan dalam setiap tindakan adalah 
bentuk taat kepada Allah dan implementasi dari ajaran Nabi 
Muhammad SAW. 

Mengucapkan terima kasih juga mencerminkan nilai-nilai 
kesopanan yang tinggi dalam Islam. Setiap individu diajarkan untuk 
berkata-kata dan bertindak dengan penuh kesopanan dan 
kelembutan. Ketika seseorang mengucapkan terima kasih, seseorang 
menunjukkan bahwa seseorang menghargai dan menghormati usaha 
orang lain. Ini adalah bagian dari adab Islam yang harus senantiasa 
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diamalkan. Nabi Muhammad SAW selalu memberi contoh bagaimana 
pentingnya berbicara dengan sopan dan penuh rasa hormat, sehingga 
sebagai umatnya seseorang harus mencontoh sikap tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari.466 

Selain itu, etika dan adab yang baik, seperti mengucapkan 
terima kasih, dapat menciptakan harmoni dan saling menghargai di 
masyarakat. Jika setiap orang menerapkan etika dan adab dengan 
benar, hubungan sosial menjadi lebih baik dan kuat. Berterima kasih 
merupakan cara sederhana namun efektif untuk menunjukkan rasa 
hormat dan membangun ikatan positif. Dalam agama Islam, hubungan 
harmonis antarmanusia sangat diutamakan, dan menjaga etika serta 
adab adalah cara untuk meraihnya.467 

Etika dan adab juga mencerminkan karakter seseorang. Orang 
yang selalu berterima kasih menunjukkan bahwa ia memiliki karakter 
baik dan tahu menghargai orang lain. Karakter mulia ini tidak hanya 
dihargai manusia tetapi juga mendapat ridha Allah. Dalam Islam, 
membentuk karakter yang baik merupakan tujuan pendidikan dan 
pengajaran akhlak. Berterima kasih adalah salah satu bentuk 
penerapan karakter mulia yang harus selalu dijaga dan 
dikembangkan.468 

Akhirnya, hadis ini menekankan bahwa menjaga etika dan adab, 
termasuk berterima kasih, adalah bagian dari ibadah dan taat kepada 
Allah. Setiap perbuatan baik, termasuk berterima kasih, akan dicatat 
sebagai amal shalih dan mendapat pahala dari Allah. Oleh karena itu, 
penting bagi setiap Muslim untuk selalu menjaga etika dan adab dalam 
setiap aspek kehidupan, sebagai bentuk pengabdian dan taat kepada-
Nya. Dengan demikian, seseorang tidak hanya menciptakan 
kehidupan harmonis di dunia, tetapi juga memperoleh balasan baik di 
akhirat. 

G. Refleksi Keimanan  

Hadis ini menjelaskan bahwa sifat dan tindakan seorang 
terhadap sesama manusia merefleksikan ketaatan dan iman 
seseorang kepada Allah. Karenanya, berterima kasih kepada sesama 
adalah pantulan dari iman dan ketakwaan kepada Allah. Apabila 
seseorang memperlakukan orang lain dengan baik, penuh 
penghargaan, ia menunjukkan pemahaman ajaran Islam tentang 

 
466 Rizal, “Etika Penggunaan Media Massa Dalam Perspektif Hadîts.” 
467 Albayrak and Shueily, “Re-Evaluating the Notion of Isrâ and Mi’râj in Ibadi 

Tradition: With Special References to the Modern Sirah Readings.” 
468 Marhaban, “Karakteristik Manusia Komunikan.” 



 

151 

akhlak mulia.469 Sikap baik kepada sesama bukan hanya tindakan 
sosial tetapi juga bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. 
Menghargai dan bersyukur kepada sesama adalah cara menunjukkan 
praktik ajaran Allah di kehidupan seharian. 

Perilaku baik terhadap sesama juga merepresentasikan 
penghargaan seseorang terhadap ciptaan Allah. Setiap manusia adalah 
makhluk ciptaan-Nya yang layak dihormati. Dengan bersyukur kepada 
sesama, seseorang mengakui martabat dan peran mereka, serta 
kebesaran Sang Pencipta. Ini memperkuat hubungan dengan Allah, di 
mana setiap interaksi dipandang sebagai ibadah kepada-Nya.470 
Dengan demikian, iman seseorang tercermin lewat tindakan terhadap 
sesama. 

Bersyukur kepada sesama juga merepresentasikan kesadaran 
akan nikmat Allah yang diberikan melalui perantaraan orang lain. 
Setiap kebaikan dari sesama sebenarnya adalah bentuk rahmat-Nya. 
Mengucap syukur kepada sesama adalah cara bersyukur kepada Allah 
atas nikmat-Nya. Ini mengingatkan bahwa segala yang dimiliki adalah 
karunia-Nya, di mana manusia hanya menyalurkan rahmat 
tersebut.471 Dengan sikap ini, iman dan kesadaran spiritual seseorang 
terjaga. 

Sikap bersyukur kepada sesama manusia merupakan salah satu 
aspek penting dalam memakmurkan hubungan sosial. Dalam ajaran 
Islam, kerendahan hati diungkapkan sebagai sifat yang mulia. Dengan 
menghaturkan terima kasih kepada orang lain, seseorang mengakui 
bahwa dirinya tidak mampu melaju sendirian dan memerlukan 
dukungan dari yang lain. Hal ini menyiratkan bahwa seseorang tak 
bersikap angkuh serta menghargai sumbangsih setiap insan dalam 
kehidupan.472 Kerendahan ini adalah bagian dari komitmen seseorang 
kepada Sang Pemilik alam semesta yang mendidik untuk selalu rendah 
hati dan menjunjung martabat sesama. 

Pada akhirnya, pesan mulia ini mengingatkan bahwa bersyukur 
kepada manusia adalah unsur penting dalam mewujudkan iman yang 
sungguh-sungguh dan bernilai praktis. Iman tak hanya diukur dari 
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seberapa sering seseorang menunaikan ibadah, namun juga dari cara 
memperlakukan sesama. Dengan menghaturkan terima kasih pada 
manusia, seseorang menunjukkan pemahaman dan praktik ajaran-
ajaran Islam secara utuh di tengah arus kehidupan.473 Inilah ekspresi 
tulus menuruti perintah Sang Pencipta, di mana seseorang tak saja 
mempererat hubungan vertikal dengan Dia, tetapi juga hubungan 
horizontal dengan insan lain untuk membangun kehidupan yang 
rukun dan berkah. Oleh sebab itu, pesan yang terkandung dalam hadis 
ini mendidik untuk senantiasa mengingat pentingnya bersyukur baik 
kepada Allah maupun sesama dalam setiap aspek kehidupan. 
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BAB XV. ALLAH TIDAK MEMBEBANI MELEBIHI KEMAMPUAN 

HAMBA 
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Terjemah: Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut 
kesanggupannya. Baginya ada kebajikan yang diusahakannya dan 
terhadapnya ada pula siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka 
berdoa, “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami 
lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani 
kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada 
orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau 
pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. 
Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah 
pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. 

 
Pokok-pokok Kandungan Ayat: 

A. Kecintaan Allah kepada hamba-Nya 

Tuhan Yang Maha Pemurah mengukur setiap tanggung jawab 
sesuai dengan kapasitas masing-masing manusia. Dalam menjalani 
kehidupan sehari-hari, manusia kerap diuji dengan berbagai macam 
cobaan. Akan tetapi, Allah Maha Mengetahui batasan kesabaran setiap 
hamba-Nya sehingga tidak ada satu orangpun yang diberi beban 
melebihi daya tahannya. Prinsip ini menenangkan jiwa karena setiap 
tantangan pasti dapat diatasi.474 Dengan demikian, umat manusia 
dapat hidup tenang dan penuh keyakinan bahwa Allah senantiasa 
melihat kelemahan dan kekuatan mereka. 

Selain itu, keadilan Allah SWT dalam menentukan tanggung 
jawab juga mendorong terciptanya rasa saling menghargai antar 
sesama. Setiap insan memiliki kapasitas yang berbeda sehingga tidak 
sepatutnya saling menilai berdasarkan beban masing-masing. Hal ini 
mendorong terwujudnya sikap empati dan tolong menolong bagi yang 
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sedang diuji.475 Dengan demikian, terciptalah keharmonisan dan kasih 
sayang di kalangan umat manusia. 

Lebih dari itu, prinsip ini mengajarkan seseorang untuk tidak 
mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Ketika seseorang 
memahami bahwa setiap ujian telah disesuaikan dengan kapasitasnya, 
orang akan lebih termotivasi untuk terus berjuang dan tidak 
menyerah. Kesadaran ini membangun sikap optimisme dan 
ketekunan di dalam diri seseorang.476 Dengan keyakinan bahwa Allah 
selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya, seseorang akan 
lebih tabah dan sabar menghadapi setiap tantangan yang datang. 

Terakhir, prinsip ini juga mengingatkan seseorang untuk 
senantiasa berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah dalam 
setiap kesulitan. Dengan berdoa, seseorang menunjukkan 
ketergantungannya kepada-Nya dan menyadari bahwa segala sesuatu 
yang terjadi dalam hidupnya adalah atas kehendak-Nya. Doa menjadi 
sarana untuk memperoleh kekuatan dan petunjuk dari Allah, sehingga 
seseorang dapat menghadapi setiap beban dengan lebih baik.477 
Dengan demikian, keyakinan bahwa Allah memberikan beban sesuai 
dengan kapasitasnya menjadi sumber ketenteraman dan kekuatan 
dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

B. Kemudahan dalam Agama 

Ayat ini menekankan bahwa agama Islam adalah agama yang 
memberikan kemudahan, bukan kesulitan, sehingga setiap individu 
dapat menjalankan ibadah dan tanggung jawabnya dengan nyaman. 
Salah satu buktinya adalah keringanan dalam pelaksanaan ibadah 
shalat bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan. Dalam kondisi 
tertentu, umat Islam diperbolehkan menggabungkan dan 
memendekkan jumlah rakaat shalat mereka, yang berarti menyatukan 
dan mempersingkat jumlah rakaat.478 Ini adalah contoh konkret 
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bagaimana Islam memahami dan memperhatikan kondisi umatnya, 
memastikan bahwa ibadah tetap dapat dilaksanakan tanpa 
menimbulkan kesulitan yang berlebihan. 

Selain itu, konsep zakat dalam agama Islam juga menunjukkan 
keringanan dan keadilan dalam mengerjakan ibadah. Zakat hanya 
wajib bagi mereka yang memiliki harta melampaui batas minimum 
kepemilikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban berzakat 
tidak ditimpakan kepada mereka yang tidak mampu.479 Lebih lanjut 
lagi, zakat berfungsi sebagai mekanisme membantu meringankan 
beban saudara-saudara yang kurang beruntung, membangun 
solidaritas dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Dengan 
demikian, kewajiban ini bukan sekadar mudah dijalankan bagi yang 
mampu, namun juga membawa kebaikan bagi keseluruhan umat. 

Kemudahan dalam Islam juga kelihatan dalam ibadah puasa. 
Bagi mereka yang sakit, mengandung, menyusui, atau dalam 
perjalanan, ada pengurangan untuk tidak berpuasa di bulan 
Ramadhan. Mereka diberi peluang untuk mengganti puasa di hari lain 
bila kondisi mereka sudah membolehkan. Bagi yang tidak mampu 
menggantinya, mereka boleh membayar fidyah sebagai pengganti. Hal 
ini mengindikasikan bahwa Islam memperhatikan keadaan dan 
kemampuan setiap individu, memastikan bahwa ibadah puasa tetap 
membawa berkat tanpa menimbulkan kesulitan yang tidak perlu.480 

Demikian juga, dalam pelaksanaan haji, Islam memberikan 
kelonggaran bagi mereka yang tidak mampu secara fisik atau 
kewangan. Haji hanya wajib sekali sepanjang hidup bagi yang mampu, 
sama ada dari segi fisik mahupun kewangan. Bagi mereka yang tidak 
mampu, tidak ada paksaan untuk mengerjakan ibadah ini. Malahan, 
jika seseorang telah berniat untuk berhaji namun tertahan oleh 
keadaan tertentu, Islam memberikan pelbagai alternatif, seperti 
mewakilkan haji kepada orang lain.481 Ini semua mengindikasikan 
betapa Islam adalah agama yang memberikan kelonggaran dan tidak 
membebani umatnya dengan kewajiban yang melampaui kemampuan 
mereka. 

Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip kemudahan dalam ajaran 
Islam juga tercermin dalam berbagai aspek hukum dan aturan sosial. 
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Misalnya, dalam muamalah (hubungan antar manusia dalam bidang 
sosial dan ekonomi), ajaran Islam menekankan pentingnya keadilan, 
kemudahan, dan menghindari kesulitan. Islam menuntut agar setiap 
transaksi dilakukan secara adil dan tidak membebani salah satu 
pihak.482 Hal ini menciptakan suasana saling mempercayai dan rukun 
dalam masyarakat. Semua ini menyiratkan bahwa Islam adalah agama 
yang memberikan keselarasan, memastikan bahwa setiap individu 
dapat hidup nyaman dan berkah sambil melaksanakan tanggung 
jawab masing-masing. 

C. Motivasi untuk Berjuang 

 
Ayat ini juga mengajak setiap orang agar berusaha semaksimal 

mungkin dalam batas kemampuan diri, tanpa merasa terbebani oleh 
tuntutan di luar kapasitasnya. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip 
ini mendorong individu untuk memberikan yang terbaik di setiap 
aspek kehidupan, baik ketika bekerja, belajar, maupun beribadah. 
Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa usaha maksimal tidak 
berarti memaksa diri hingga kelelahan atau cedera. Islam 
mengajarkan keseimbangan, sehingga seseorang tetap menjaga 
kesehatan fisik dan mental sambil berjuang mencapai tujuan.483 

Selain itu, prinsip ini mengajarkan seseorang untuk mengenali 
dan menerima keterbatasan diri. Tidak semua orang memiliki 
kemampuan yang sama di berbagai bidang, dan itu adalah hal yang 
wajar. Allah menciptakan setiap individu dengan keunikan dan 
kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seseorang diajak 
untuk tidak merasa rendah diri atau iri terhadap prestasi orang lain. 
Sebaliknya, seseorang harus fokus pada pengembangan diri sendiri 
sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan.484 Dengan 
demikian, seseorang dapat mencapai potensi maksimal diri tanpa 
merasa terbebani oleh harapan yang tidak realistis. 

Prinsip ini juga relevan dalam konteks pendidikan dan 
pelatihan. Guru dan pelatih harus memahami bahwa setiap siswa atau 
peserta didik memiliki kemampuan dan bakat yang kompleks. Dengan 
memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai dengan 
kemampuan individu yang rumit, mereka dapat membantu setiap 
orang berkembang dengan maksimal tanpa merasa tertekan secara 

 
482 Aziz, “FIQIH IBADAH VERSUS FIQIH MUAMALAH.” 
483 Jimmi, “Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Palembang.” 
484 Angela and Thahar, “NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM NOVEL 

DAUN YANG JATUH TAK PERNAH MEMBENCI ANGIN KARYA TERE LIYE.” 



 

157 

berlebihan.485 Ini juga berlaku dalam lingkungan kerja, di mana 
pemimpin harus mempertimbangkan kapasitas karyawan mereka dan 
memberikan tugas yang sesuai pada level yang beragam dari masing-
masing. Dengan cara ini, produktivitas dan kesejahteraan bersama 
dapat tercapai tanpa beban yang berlebihan. 

Selain itu, Ayat ini mengajarkan pentingnya rasa syukur atas 
kemampuan yang telah Allah berikan. Dengan berusaha secukupnya 
dalam batas kemampuan seseorang, seseorang menunjukkan rasa 
syukur dan penghargaan terhadap anugerah yang telah Allah berikan. 
Rasa syukur ini kemudian tercermin dalam dedikasi dan komitmen 
seseorang dalam setiap usaha yang dilakukan secara beragam. 
Kesadaran bahwa seseorang telah berusaha secukupnya juga 
memberikan ketenangan hati, karena seseorang tahu bahwa hasil 
akhir adalah bagian dari ketentuan Allah.486 Dengan demikian, 
seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh 
keyakinan. 

Prinsip ini mengingatkan seseorang untuk selalu memohon 
pertolongan dan petunjuk dari Allah dalam setiap usaha yang 
kompleks. Doa menjadi sarana untuk mendapatkan kekuatan dan 
bimbingan dari Allah, sehingga seseorang dapat menjalani setiap 
usaha dengan lebih baik secara beragam. Dengan berdoa, seseorang 
menunjukkan ketergantungan seseorang kepada Allah dan menyadari 
bahwa segala sesuatu yang seseorang capai adalah berkat rahmat-
Nya. Ini memberikan seseorang kekuatan ekstra untuk terus berusaha 
dan tidak mudah menyerah, karena seseorang tahu bahwa Allah selalu 
bersama seseorang dalam setiap langkah yang diambil secara 
bervariasi.487 Dengan demikian, prinsip berusaha secukupnya dalam 
batas kemampuan ini menjadi pedoman hidup yang membawa 
keberkahan dan ketenangan. 

D. Menciptakan Ketenangan Jiwa 

Hadis ini memberikan kedamaian jiwa dan mental bagi individu, 
karena mereka mengetahui bahwa Allah memahami dan mengetahui 
batasan kemampuan mereka. Dengan pemahaman ini, seseorang 
dapat merasa lebih tenang saat menghadapi berbagai ujian dan 
cobaan dalam kehidupan. Ketika seseorang menyadari bahwa Allah 
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tidak akan membebani mereka di luar batas kemampuan, mereka 
akan lebih mampu menerima dan menghadapi tantangan dengan 
tenang.488 Perasaan tenang ini penting dalam menjaga kesehatan 
mental, karena mengurangi stres dan kecemasan yang seringkali 
muncul ketika seseorang merasa terbebani oleh tanggung jawab yang 
besar. 

Selain itu, ayat ini juga memberikan rasa aman dan keyakinan 
bahwa setiap masalah pasti memiliki solusi yang sesuai dengan 
kemampuan individu. Ketika dihadapkan pada situasi sulit, seseorang 
yang memahami ajaran hadis ini akan lebih mudah menemukan cara 
untuk mengatasinya, karena mereka yakin bahwa Allah telah 
menyediakan jalan keluar yang sesuai dengan kemampuan mereka. 
Keyakinan ini tidak hanya membantu dalam menghadapi masalah, 
tetapi juga mendorong seseorang untuk terus berusaha dan tidak 
mudah putus asa.489 Dengan demikian, hadis ini menjadi sumber 
motivasi yang kuat untuk tetap berjuang dan berupaya dalam segala 
situasi. 

Prinsip ini juga mendorong seseorang untuk lebih mengenal dan 
memahami diri sendiri. Dengan menyadari bahwa Allah mengetahui 
batasan kemampuan seseorang, seseorang diajak untuk lebih jujur 
dan realistis terhadap diri sendiri. Ini berarti seseorang harus 
memahami kekuatan dan kelemahan diri, serta berusaha untuk 
mengembangkan potensi yang ada tanpa merasa terbebani oleh 
ekspektasi yang tidak realistis. Pemahaman ini sangat penting dalam 
membangun rasa percaya diri dan harga diri yang sehat.490 Seseorang 
yang memahami batas kemampuannya akan lebih mampu 
menetapkan tujuan yang realistis dan mencapainya dengan cara yang 
efektif dan efisien. 

Ayat ini juga mengajarkan pentingnya menyerahkan diri kepada 
Yang Maha Kuasa setelah berusaha semaksimal mungkin. Apabila 
seseorang telah berupaya menggunakan kemampuan terbaiknya, ia 
diajak untuk menitipkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang 
penuh percaya bahwa apa pun yang terjadi pastilah yang terbaik 
menurut hikmah-Nya. Sikap berserah diri memberikan kedamaian 
jiwa, karena seorang tak lagi tersiksa oleh kekhawatiran mengenai 
hasil akhir jerih payahnya. Mereka yakin bahwa sang Pencipta 
mengetahui yang terbaik baginya dan akan memberikan yang sebaik-
baiknya sesuai kebijaksanaan-Nya yang tak terhingga.491 
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Pada akhirnya, ayat ini juga mengingatkan seseorang untuk 
senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan kemampuan yang 
telah dianugerahkan Allah. Dengan menyadari bahwa Allah 
memahami batas kemampuan seseorang, seseorang diajak untuk 
selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dan mampu dilakukan. Rasa 
syukur ini akan menambah kegembiraan dan kepuasan hidup, karena 
seseorang lebih fokus pada apa yang dimiliki daripada apa yang tidak 
dimiliki. Selain itu, rasa syukur ini juga akan memperkuat hubungan 
seseorang dengan Sang Khalik, karena ia menyadari betapa besar 
kasih sayang dan perhatian-Nya terhadap sesamanya.492 Dengan 
demikian, hadis ini tidak cuma memberikan kedamaian hati dan jiwa, 
tetapi juga memperkaya kehidupan spiritual seseorang. 

E. Melatih Kesabaran dan Ketekunan 

Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dan 
ketekunan saat menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup, karena 
setiap rintangan telah disesuaikan dengan kemampuan masing-
masing individu. Kesabaran adalah kunci utama untuk menghadapi 
berbagai tantangan yang datang. Dengan memahami bahwa setiap 
ujian telah disesuaikan dengan kapasitasnya, seseorang mampu lebih 
tenang dan tidak mudah putus asa. Kesabaran ini memberi kekuatan 
bagi seseorang untuk terus berjuang dan tidak menyerah, meskipun 
jalan yang dilalui terasa berat.493 Allah mengetahui batas kapabilitas 
setiap hamba-Nya, sehingga seseorang dapat yakin bahwa segala 
rintangan yang hadir pasti dapat diatasi. 

Selain itu, ketekunan juga menjadi aspek penting yang 
ditekankan melalui ayat ini. Ketika seseorang menghadapi ujian 
dengan penuh ketekunan, seseorang terus berupaya dan mencari 
solusi terbaik tanpa tergesa-gesa ingin segera lepas dari masalah. 
Ketekunan ini melatih seseorang untuk menjadi lebih bijak dalam 
mengambil keputusan dan lebih kreatif dalam menemukan jalan 
keluar. Proses ini tidak hanya membantu seseorang menghadapi 
rintangan, tetapi juga memperkaya pengalaman dan meningkatkan 
kapasitas seseorang dalam menghadapi masalah di masa depan.494 
Dengan ketekunan, setiap ujian menjadi pelajaran berharga yang 
memperkuat karakter dan mental seseorang. 
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Hadis ini juga mengajarkan bahwa setiap ujian adalah bagian 
dari rencana Allah yang memiliki tujuan tertentu. Ketika seseorang 
bersabar dan tekun menghadapi rintangan, seseorang belajar untuk 
melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Seseorang menjadi lebih 
sadar bahwa setiap kesulitan yang dialami bukan tanpa alasan, 
melainkan untuk menguji dan memperkuat iman serta kepribadian 
seseorang. Pemahaman ini membantu seseorang untuk tidak hanya 
fokus pada kesulitan yang dihadapi, tetapi juga pada pertumbuhan 
dan perkembangan diri yang terjadi sebagai akibat dari ujian 
tersebut.495 Dengan demikian, seseorang menjadi lebih optimis dan 
bersemangat dalam menghadapi setiap cobaan. 

Selain itu, ayat ini juga memberi pesan agar senantiasa 
menyerahkan diri kepada Allah setelah berupaya semaksimal 
mungkin. Kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi cobaan harus 
disertai dengan taslim, yaitu pasrah kepada Allah. Setelah seseorang 
telah berusaha sekuat tenaga, serahkan hasilnya kepada Allah dengan 
keyakinan bahwa Dia mampu merencanakan yang terbaik untuk diri 
seseorang. Sikap pasrah ini memberi kedamaian hati, karena 
seseorang yakin bahwa Allah akan memberi hasil yang terbaik sesuai 
kebijaksanaan-Nya.496 Dengan demikian, seseorang tidak lagi dibebani 
oleh kecemasan tentang akhir dari usaha diri sendiri. 

Ayat ini mengajari seseorang untuk saling mendukung dan 
membantu dalam menghadapi ujian hidup. Bila seseorang sadari, 
setiap orang memiliki cobaan dan godaan masing-masing, seseorang 
diajak untuk lebih empati dan peduli terhadap sesama. Sikap saling 
membantu dan mendukung ini menciptakan masyarakat yang lebih 
serasi dan penuh kasih sayang. Seseorang dapat memberi bantuan, 
nasehat, atau sekadar menjadi pendengar yang baik bagi mereka yang 
sedang diuji.497 Dengan cara ini, seseorang tidak hanya memperkuat 
diri sendiri, tetapi juga memperkuat tali silaturahim dan 
meningkatkan kualitas hidup bersama. 
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F. Mencegah Berlebihan 

Ayat ini mencegah seseorang dari berbuat berlebihan dalam 
melaksanakan ajaran agama atau dalam kehidupan sehari-hari, agar 
tidak sampai membahayakan diri sendiri. Islam mengajarkan 
keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam ibadah dan aktivitas 
sehari-hari. Melakukan sesuatu dengan berlebihan bisa berdampak 
buruk pada kesehatan jasmani dan rohani. Misalnya, dalam beribadah, 
seseorang tidak dianjurkan untuk berpuasa terus-menerus tanpa 
berbuka atau shalat sepanjang malam tanpa tidur. Pendekatan yang 
seimbang ini memastikan bahwa umat Islam dapat menjalankan 
kewajiban agama mereka dengan penuh khusyuk tanpa 
mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan mereka.498 

Selain itu, prinsip keseimbangan dan proporsionalitas ini juga 
sangat relevan dalam banyak aspek penting kehidupan sehari-hari, 
seperti keterlibatan pekerjaan yang produktif dan hubungan sosial 
yang bermakna. Terlampau sibuk bekerja tanpa jeda yang memadai 
dapat menimbulkan kelelahan ekstrem dan tekanan mental 
berlebihan, yang pada gilirannya akan secara negatif mempengaruhi 
tingkat produktivitas seseorang dan kondisi kesehatan fisik maupun 
emosionalnya.499 Ayat ini menekankan pentingnya menjaga 
keseimbangan antara komitmen terhadap pekerjaan dan waktu 
beristirahat yang cukup, serta mengingatkan untuk tidak 
memaksakan diri melampaui batas kemampuan fisik dan mental 
seseorang.500 Dengan demikian, seseorang dapat menjaga kesehatan 
dan kesejahteraan diri, serta tetap bertahan menjadi anggota 
masyarakat yang produktif dan efektif. 

Dalam tatanan hubungan sosial, kecenderungan untuk 
berlebihan dalam mengekspresikan emosi atau pendapat juga 
berpotensi merusak relasi dengan orang lain. Islam mengajarkan nilai-
nilai adab dan etika dalam berinteraksi sosial, termasuk 
berkomunikasi dengan sopan santun sambil menghormati perasaan 
lawan bicara. Ayat ini mengingatkan untuk tidak berlebihan dalam 
sikap atau ucapan, agar tidak menyakiti atau merugikan orang lain.501 
Dengan menjaga keseimbangan dalam proses interaksi sosial, 
seseorang dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling 
menghargai. 
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499 Fuadi Husin, “ISLAM DAN KESEHATAN.” 
500 Marhaban, “Karakteristik Manusia Komunikan.” 
501 Maryam and Paryonti, Psikologi Komunikasi. 
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Prinsip ini juga berlaku dalam pengelolaan keuangan dan aset. 
Islam menganjurkan umatnya untuk hidup sederhana dan tidak 
berlebihan dalam pengeluaran harta, baik untuk pemenuhan 
kebutuhan pribadi maupun dalam melaksanakan amal saleh. Terlalu 
boros dalam hal ini berpotensi menimbulkan kesulitan keuangan dan 
membahayakan stabilitas ekonomi keluarga. Hadis ini menekankan 
pentingnya bijaksana dalam mengelola harta dan menghindari 
pemborosan.502 Dengan demikian, seseorang dapat memastikan 
bahwa kebutuhan dasarnya terpenuhi dan mampu memberikan 
bantuan kepada mereka yang membutuhkan. 

Terakhir, hadis ini juga mengajarkan pentingnya menjaga 
kesehatan mental dan emosi. Berbuat berlebih dalam mengejar 
harapan atau ambisi yang terlalu tinggi bisa menyebabkan 
kekecewaan dan stres yang berlebih. Islam mengajarkan untuk 
menetapkan tujuan yang realistis dan cocok dengan kemampuan 
seseorang, serta untuk menerima keterbatasan diri dengan lapang 
dada. Dengan cara ini, seseorang bisa menjaga mental dan emosinya, 
serta menikmati kehidupan dengan lebih tenang dan bahagia.503 Ayat 
ini jadi pedoman penting untuk hidup dengan seimbang dan bijak, 
sehingga seseorang tidak membahayakan dirinya dan orang lain. 

G. Harapan dan Optimisme 

 
Ayat ini bertujuan membangun harapan dan optimisme bahwa 

setiap kesulitan yang dihadapi pasti bisa diatasi karena Allah telah 
menakar sesuai kemampuan individu. Dengan pemahaman ini, setiap 
individu didorong untuk selalu berpikir positif dan yakin bahwa setiap 
ujian yang datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk 
memperkuat mereka. Harapan ini penting dalam menjalani hidup, 
karena dengan adanya optimisme, seseorang akan lebih mudah 
menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Optimisme ini juga 
mendorong seseorang untuk tidak mudah putus asa, karena mereka 
yakin bahwa Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan 
mereka.504 

 
502 Rizky Putra Utama, “Peran Zakat, Infak, Sedekah Dalam Mewujudkan 

Sustainanble Development Goals Di Indonesia,” Kutubkhanah 21, no. 2 (December 30, 
2021): 45–58, http://ejournal.uin-
suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/15639. 

503 Rahman, “Mental Health: Islamic Perspective.” 
504 D. I.Ansusa Putra et al., “Quranic Mental Health amidst Pandemic: A 

Cultural-Hermeneutic Reading to the Salawat Community in Indonesia,” Mental 
Health, Religion and Culture 00, no. 2 (2022): 1–15, 
https://doi.org/10.1080/13674676.2021.2009787. 
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Selain itu, optimisme yang dibangun melalui ayat ini membuat 
seseorang lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Ketika 
seseorang yakin bahwa mereka mampu mengatasi setiap kesulitan 
yang datang, mereka akan lebih berani mengambil tindakan dan tidak 
takut menghadapi risiko. Kepercayaan diri ini sangat penting dalam 
berbagai aspek hidup, baik itu dalam karier, pendidikan, maupun 
hubungan sosial. Dengan sikap optimis dan percaya diri, seseorang 
akan lebih mudah mencapai tujuan dan meraih kesuksesan dalam 
berbagai bidang.505 

Ayat ini mengingatkan seseorang akan makna mendalam yang 
terkandung dalam setiap cobaan dan rintangan. Barang siapa mampu 
memahami hikmah di balik segala ujian, ia akan mampu menatap 
masa-masa sulit dengan sorotan yang lebih positif. Manusia semacam 
itu akan terus belajar dan berbenah diri meski harus melewati liku-
liku yang berbelit. Sikap tersebut mampu membangun semangat yang 
tak kenal lelah bagi mereka bahkan di saat-saat pahit sekalipun.506 
Memahami bahwa setiap cobaan yang datang adalah bagian dari 
rencana Allah SWT, ia pun akan lebih tabah menghadapi segala ujian. 

Selain itu, ayat mulia ini mendorong untuk terus berusaha 
sekuat tenaga. Karena keyakinan bahwa Allah tidak akan memberikan 
beban melebihi batas kemampuan, seseorang akan terus mencari 
solusi dan bekerja sebaik-baiknya. Sifat pantang menyerah ini sangat 
penting untuk meraih kesuksesan karena membutuhkan kerja keras 
juga ketekunan.507 Apabila berusaha dengan segenap jiwa raga dan 
pasrah kepada Dia, orang tersebut akan lebih dekat pada cita-cita juga 
bahagia. 

Terakhir, Ayat ini mengajarkan betapa pentingnya berserah diri 
kepada Sang Khalik melalui doa. Berdoa adalah sarana untuk 
mendapat petunjuk dan kekuatan dari Sang Pencipta, sehingga dapat 
menghadapi cobaan dengan lebih baik. Dengan berserah diri kepada 
Allah SWT, seseorang akan mendapat kedamaian jiwa juga kekuatan 
tambahan untuk terus berjuang dan tak mudah putus asa (QS. Al-
Nasyrh 94: 8-9). Dengan demikian, ayat ini tidak hanya memberi 
harapan serta optimisme, melainkan memperkuat tali silaturahim 

 
505 Moch. Kalam Mollah, “Kepercayaan Diri Dalam Peningkatan Keterampilan 

Komunikasi,” EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam 9, no. 1 (February 28, 
2019): 1–20,  
http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2989. 

506 Sukandar and Rifmasari, “Bimbingan Dan Konseling Islam : Analisis Metode 
Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Qur`an Surat An-Nahl Ayat 125.” 

507 Bukhori, “Dakwah Melalui Bimbingan Dan Konseling Islam.” 
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dengan Sang Maha Pencipta. Inti ayat ini memberi panduan berharga 
untuk hidup dengan tenang, penuh harapan, dan penuh kesabaran. 
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