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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب  

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت  

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث  

 
ṡa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
ḥa 
 

ḥ 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
żal 
 

ż 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
ṣad 
 

ṣ 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
ḍad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
ẓa 
 

ẓ 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 ه ـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

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

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

tanda apostrof (’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
 
 fatḥah a a ا

 kasrah i i ا  

 
 
 ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى   َـ  fatḥah dan yā’ ai a dan i 

و   َـ  fatḥah dan wau au u dan u 

 Contoh: 

فَ   ي 
 
 kaifa : ك

لَ   و 
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 ... َ ا | ... َ ى
fatḥah dan alif atau 
yā’ 

ā 
a dan garis di 

atas 

ـى   ـ  kasrah dan yā’ ī ــــ
i dan garis di 

atas 

و  ُـ  ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

 
َ
 māta : مَات

 ramā : رَمَ 

لَ   ي   qīla : ق 

 
ُ
ت  yamūtu : يَمُو 
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4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

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

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

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

 
ُ
ة
َ
ض ال   ُرَو 

َ
ف
 
ط
َ
الأ  : rauḍah al-aṭfāl 

 
ُ
ة
َ
ن ي  مَد 

ْ
ل
 
  ُا

ُ
ة
 
ل اض 

َ
ف
ْ
ل
 
ا  : al-madīnah al-fāḍilah 

 
ُ
مَة
ْ
ك ح 

ْ
ل
 
 al-ḥikmah : ا

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 
 
نا  rabbanā : رَبَّ

 
 
نا ي  جَّ

َ
 najjainā : ن

حَق  
ْ
ل
 
 al-ḥaqq : ا

مَ  عِّ
ُ
 nu“ima : ن

و  
ُ
 aduwwun‘ : عَد

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

kasrah ( ّـى  ـ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل   

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب   

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf    ال 

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransli-

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

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

سُ  م 
َّ
لش
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

 
ُ
ة
 
زَل
ْ
ل لزَّ
 
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

 
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
 
 al-falsafah : ا

 
ُ
د
َ
ب لا
ْ
ل
 
 al-bilādu : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

 
َ
ن مُرُو 

ْ
أ
َ
 ta’murūna : ت

 
ُ
و ع
َّ
لن
 
 al-naw‘u : ا

ء   ي 
َ  syai’un : ش 

 
ُ
ت ر  م 

 
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah ( ُالل) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

نُ  ي  الل   د   dīnullāh    ب الل billāh   

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

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

م  
ُ
ي   ه  

مَة   ف 
الل   رَح    = hum fī raḥmatillāh 
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10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

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

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

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

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 
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M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Hamma Aming 

NIM : 80700222002 

Judul : Studi Harmonisasi Hubungan Sosial antar Suku di   

Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman Sulawesi 

Barat (Kajian Implementasi Nilai Hadis Ukhuwah Sosial) 

 

 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana studi harmonisasi 

hubungan sosial antar suku di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman 

Sulawesi Barat? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam 

beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana 

kualitas Ḥ adis  tentang Ukhuwah?, 2) Bagaimana pemahaman masyarakat di 

Kecamatan Wonomulyo tentang Ḥ adis  Ukhuwah dapat membangun 

harmonisasi hubungan sosial antar Suku?, dan 3) Bagaimana Implementasi 

Nilai Ḥadis Ukhuwah Sosial dalam membangun harmonisasi hubungan sosial 

antar suku di Kecamatan Wonomulyo? 

 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif (Field Research) dengan 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah: ilmu h adis , sejarah, sosiologis. 

Adapun sumber data penelitian ini adalah Suku Mandar, Suku Jawa, Suku 

Bugis, dan Suku Makassar yang ada di Ujung Baru Kelurahan Sidodadi 

Kecamatan Wonomulyo. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran 

referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga 

tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Ḥasil penelitian mengkaji dua hadis, pertama, masing-masing satu dari 

riwayat S ah ī h  al-Bukha ri (tentang anjuran berkasih sayang) dan satu riwayat 

dari S ah ī h  Muslim (tentang larangan berselisih). Dalam penelusuran h adis , 

peneliti menggunakan lima metode takhrī j h adis , yaitu: (1) metode takhrī j 

berdasarkan awal matan, (2) metode takhrij h adis  berdasarkan salah satu 

lafal matan h adis , (3) metode takhrī j berdasarkan perawi pertama, (4) 

metode takhrij berdasarkan tema, dan (5) metode takhrij berdasarkan status 

h adis . Kedua, Penelitian ini juga mengkaji pemahaman masyarakat atau suku 

di Ujung Baru Kecamatan Wonomulyo terhadap nilai-nilai yang terkandung 

dalam h adis  tersebut. Nilai-nilai yang diakui antara lain: mengakui hak orang 

lain, menghormati keyakinan orang lain, setuju dalam perbedaan, saling 

mengerti, kesadaran, kejujuran, ta’aruf, tafahum, at-ta’awun, dan takaful. 

Ketiga, Implementasi nilai-nilai hadis ukhuwah pada masyarakat atau suku 

yang ada di Ujung Baru Kecamatan Wonomulyo, menunjukkan bahwa 
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pemahaman mereka terhadap nilai-nilai hadis sudah sejalan dengan praktik 

sehari-hari. Ḥal ini terlihat dari aktivitas dan interaksi mereka yang 

mencerminkan faktor-faktor yang mendukung kesesuaian tersebut. Faktor-

faktor ini meliputi aspek ekonomi didalamnya ada sektor pertanian, 

perdagangan, pendidikan dan kesehatan serta peran teknologi dan 

digitalisasi. Selain itu, faktor keagamaan juga berperang penting termasuk 

didalamnya pembangunan rumah ibadah, kegiatan keagamaan dan sosial, 

dan peran tokoh agama serta instansi pemerintahan. 

Tesis ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat 

luas tentang pentingnya menjaga hubungan persaudaraan (ukhuwah) antar 

sesama dengan baik. Mengingat kehidupan masyarakat selalu dihadapkan 

berbagai macam persoalan yang berbeda-beda, baik itu dari segi keyakinan, 

pendapat, adat, tradisi, maupun kebudayaan. Maka esensi menjaga 

keharmonisan hubungan sosial menjadi sangat penting. Oleh karena itu, 

penerapan nilai-nilai hadis yang diajarkan oleh Nabi Saw., menjadi ukuran 

dalam menjaga keharmonisan tersebut. 
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ن :    الاسم     حما أمي 
   80700222002:  رقم التسجيل الجامع  

ن    انسجامدراسة عن                    :   العنو العلاقات الاجتماعية بي 
بولمان،   مقاطعة  وونوموليو،  منطقة    

فن القبائل 
حديث    سولاويس  غرب   قيم  تطبيق  )دراسة 

 (  الأخوة الاجتماعية
 

دراسة   يتم  : كيف  البحث ه  لهذا  الرئيسية  العلاقات    انسجامالمشكلة 
غرب  بولمان،  مقاطعة  وونوموليو،  منطقة    

فن القبائل  ن  بي  الاجتماعية 
؟سولاو  بحثية،    يس  أسئلة  أو  فرعية  مشاكل  عدة  إلى  المشكلة  هذه  وتفصيل 
  :     الحديثدرجة  ( ما  1وه 

     فهم  مدى( كيف  2الأخوة؟    النبوي فن
المجتمع فن

للحديث وونوموليو      النبوي  منطقة 
العلاقات    نسجاملا   كدعمالأخوة    فن

القبائل؟ و ن  ( كيف يتم تطبيق قيم حديث الأخوة الاجتماعية  3الاجتماعية بي 
  منطقة وونوموليو؟

ن القبائل فن   بناء تناغم العلاقات الاجتماعية بي 
   فن

( باستخدام مدخل   
يندرج هذه الدراسة تحت بحث نوع  )بحث ميدانن

لهذا  البيانات  مصادر  أما  الاجتماع.  وعلم  والتاري    خ،  الحديث،  علوم  للبحث: 
أوجونغ     

فن المتواجدة  ومكاسر  وبوغيس،  وجاوى،  ماندار،  قبائل  فه   البحث 
سيدودادي، منطقة وونوموليو. بالإضافة إلى ذلك، فإن طرق جمع    الح  بارو،  

ثم  المراجع.  وتتبع  والتوثيق،  والمقابلة،  الملاحظة،  ه   المستخدمة  البيانات 
تقليل   : وه  مراحل،  بثلاث  البيانات  وتحليل  معالجة  تقنيات  تنفيذ  يتم 

   .البيانات، عرض البيانات، والاستنتاج
البحث  قامت   ن بدراسة  نتائج  ن   حديثي  رواية صحيح   ،الأول،  نبويي  من 

  البخاري )
  من رواية صحيح مسلم )   فن

احم( والثانن   الحث على التر
النه  عن    فن

   والاختلاف(.  
لتخري    ج  لتتبع  الفن طرق  خمس  الباحث  استخدم  لأحاديث، 

(  : الحدي1الحديث، وه  ن  مير أول  بناءً على  التخري    ج  )( طريقة  ( طريقة  2ث، 
بناءً على   )  ىحد ا التخري    ج  الحديث،  ن  مير بناءً على  3ألفاظ  التخري    ج  ( طريقة 

)  الراوي و)4الأول،  الموضوع،  بناءً على  التخري    ج  التخري    ج  5( طريقة  ( طريقة 
   .بناءً على درجة الحديث

فهم المجتمع أو القبيلة  بدراسةهذا البحث  قام ، الثانن
أوجون   

الحديث  غفن يتضمنها    
التر للقيم  وونوموليو  منطقة    

فن .  المقصود   بارو 
ام معتقدات  اف بحقوق الآخرين، احتر : الاعتر ف بها ما يلى 

وتشمل القيم المعتر
ال     موافقة الآخرين، 

فيه  فن التعارف، التسامح،  المختلف  الصدق،   ، الوع   ،
، تطبيق القيم المستفادة من حديث الأخوة  الثالث، التعاون، والتكافل.  التفاهم

  أوجون
  المجتمع أو القبيلة فن

ظهر أن فهمهم لهذه   غفن
ُ
بارو بمنطقة وونوموليو ت

اليومية ممارساتهم  مع  يتماشى  أنشطتهم   .القيم  خلال  من  ذلك  يظهر 
  تدعم هذا التوافق. وتشمل هذه العوامل  

  تعكس العوامل التر
وتفاعلاتهم التر
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والصحة،  التعليم  التجارة،  الزراعة،  قطاع  ذلك    
فن بما  الاقتصادية  الجوانب 

  دورًا 
وكذلك دور التكنولوجيا والرقمنة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب العامل الديتن

بناء   ذلك    
فن بما  ودور   مراكز مهمًا،  والاجتماعية،  الدينية  الأنشطة  العبادة، 

 .والمؤسسات الحكومية الأعلام للأديان
الباحث العام   ويرجو  المجتمع  فهم  تعزيز    

فن الأطروحة  هذه  تسهم  أن 
ن الأفراد بشكل جيد.  لأهمية الحفاظ على علاقة الأخوة )الأخوة الإسلامية( بي 
نظرًا لأن حياة المجتمع تواجه دائمًا مشاكل متنوعة ومختلفة، سواء كانت من  
حيث المعتقدات، الآراء، العادات، التقاليد أو الثقافة. فإن جوهر الحفاظ على 
تطبيق   فإن  لذلك،  الأهمية.  غاية    

فن أمرًا  يصبح  الاجتماعية  العلاقات  انسجام 
وسلم  عليه  النت   صلى الله  مها 

ّ
عل   

التر النبوية  الأحاديث  من  المستمدة  القيم 
  .لحفاظ على هذا الانسجامليصبح معيارًا 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Sebagai sumber ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Ḥ adī s , memberikan 

banyak pengaruh khususnya dalam kehidupan manusia yang ditandai dengan 

sebuah perubahan besar dalam setiap sendi kehidupan dan menjadi tolak ukur 

untuk membedakan mana baik dan buruk. Sehingga eksistensi hadis telah 

memberikan warna dalam masyarakat dalam setiap lini kehidupan, dan telah 

menjadi bahasan kajian menarik yang tiada henti-hentinya, dan menjadi 

sesuatu yang urgent dari kalangan peneliti hadis.1 Adapun dalam hukum Islam, 

secara struktural hadis menduduki posisi kedua setelah al-Qur’an, kemudian 

dari segi fungsionalnya hadis sebagai bayān terhadap ayat-ayat al-Qur’an.  

 Selain itu Nabi Saw. juga merupakan sosok teladan yang dimuliakan. 

Sebab perbuatan dan perilaku beliau menjadi tuntunan bagi setiap umat 

manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Allah berfirman dalam QS. Al-

Ahza b/33:21. 

  
َ
ان
َ
مَنْ ك

ِّ
 ل
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
ِ ا
ه
ْ رَسُوْلِ اللّٰ ي ِ

مْ ف 
ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
َ  ل

ه
رَ اللّٰ

َ
ك
َ
خِرَ وَذ

ٰ ْ
يَوْمَ الْ

ْ
َ وَال

ه
يَرْجُوا اللّٰ

 
 
ا ً ثِيْْ

َ
  ٢١ ك

Terjemahnya: 

Sungguh, pada (diri) Nabi saw. benar-benar ada suri teladan yang baik 
bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.2 

Kalimat ( َٰخِر
ْ
يَوْمَ الْ

ْ
َ وَال

ه
 يَرْجُوا اللّٰ

َ
ان
َ
مَنْ ك

ِّ
 berfungsi menjelaskan sifat orang-orang (ل

yang mestinya meneladani Nabi saw. sebab untuk meneladani Nabi saw.  

 
1 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan 

Pendekatan Sejarah (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2014), h. 3  

2 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Semesta al-Qur’an, 
2014), h. 606. 
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secara sempurna diperlukan kedua hal yang disebut ayat diatas. Demikian juga 

dengan zikir kepada Allah dan selalu mengingat-Nya. Sedangkan kata أسوة ) ) 

uswah atau iswah yang berarti teladan. Dalam tafsir az-Zamakhsyari ketika 

menfasirkan ayat diatas, mengemukakan dua poin penting terkait keteladanan 

yang terdapat pada diri Nabi saw. pertama, dalam arti kepribadian beliau 

secara totalitasnya adalah teladan. Kedua, dalam arti terdapat dalam 

kepribadian beliau hal-hal yang patut di teladani.3 

Ḥadis berfungsi sebagai sumber informasi dan panduan bagi manusia, 

memberikan solusi dengan berbagai masalah yang dihadapi baik di dunia 

maupun di akhirat. Ḥadis menawarkan dasar pengetahuan yang darinya 

manusia dapat memperoleh wawasan dan pelajaran berharga. Namun, karena 

pengetahuan manusia terus berkembang, penting untuk di ingat bahwa Ḥadis 

mungkin memerlukan interpretasi dan adaptasi agar tetap relevan. Ajaran 

Ḥadis mendorong sikap saling menghormati, dan menekankan pentingnya 

memperlakukan semua makhluk di bumi dengan penuh cinta dan martabat.   
Sebagaimana Nabi saw. bersabda: 

ي   ب ِ
َ
 عَنْ عَمْرٍو عَنْ أ

ُ
يَان

ْ
ا سُف

َ
ن
َ
ث
َّ
 حَد

َ
الَ
َ
مَعْن َ ق

ْ
 ال
ٌ
د
َّ
 وَمُسَد

َ
يْبَة

َ
ي ش ب ِ

َ
رِ بْنُ أ

ْ
بُو بَك

َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

  ُ
ه
 اللّٰ

ه
َّ صَلَّ ي ن ِ

َّ
 بِهِ الن

ُ
غ
ُ
ِ بْنِ عَمْرٍو يَبْل

ه
ِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰ

ه
 لِعَبْدِ اللّٰ

َ
ابُوسَ مَوْلَ

َ
ق

مَ 
ه
يْهِ وَسَل

َ
مَاءِ  عَل ي السَّ ِ

مْ مَنْ ف 
ُ
رْضِ يَرْحَمْك

َ ْ
لَ الْ

ْ
ه
َ
حْمَنُ ارْحَمُوا أ  يَرْحَمُهُمْ الرَّ

َ
احِمُون  الرَّ

مَ )رواه  
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللّٰ

ه
ُّ صَلَّ ي ن ِ

َّ
الَ الن

َ
الَ ق

َ
ِ بْنِ عَمْرٍو وَق

ه
 عَبْدِ اللّٰ

َ
 مَوْلَ

ٌ
د
َّ
لْ مُسَد

ُ
مْ يَق

َ
ل

ي داود(  4. اب 
 
 

 
3 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. IV; 

Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 243.  

4 Sulaimān ibn al-Asyʻaṡ ibn Isḥāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn ʻAmru al-Azdiy al-
Sijistāniy. Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, Vol. I (Libanon-Beirut: Dār al-Risālah al-ʻĀlamiyah, 
2010), h. 285. 
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Artinya:  

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 wasallam, (beliau 
bersabda): "Para penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. 
Sayangilah penduduk bumi maka kalian akan disayangi oleh siapa saja 
yang di langit." Musaddad tidak mengatakan 'mantan budak Abdullah 
bin Amru, dan ia juga berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda”. 

 Ḥ adī s  di atas menjelaskan tentang perintah untuk saling merangkul dan 

menyayangi antar sesama umat Islam. Dengan menunjukkan cinta dan 

kebaikan kepada semua makhluknya, dengan ini kita dapat memperoleh cinta 

dan kasih sayang Allah, sebagai Sang Maha Pengasih. Cinta dan kasih sayang 

tersebut tidak hanya Allah yang membalasnya, melainkan juga oleh para 

malaikatnya. Oleh sebab itu, Pesan tersebut menekankan bahwa tidak boleh 

ada diskriminasi berdasarkan keyakinan, suku, budaya, atau faktor lainnya. 

sehingga Nabi saw. memperingatkan agar tidak menindas non muslim yang 

telah membuat perjanjian dengan orang-orang muslim serta tidak mengurangi 

hak-hak mereka.5 

Olehnya itu, persaudaraan antar sesama muslim dan non-Muslim, 

selain dijelaskan diberbagai hadis nabi juga dijelaskan dalam berbagai 

penafsiran ayat al-Qur’an. Di antara ayat yang secara tegas menyatakan bahwa 

sesama orang mukmin adalah bersaudara. Sebagaimana Allah berfirman 

dalam QS. Al-Ḥ ujura t/49:10. 

صْلِحُوْا بَيْْ َ 
َ
ا
َ
 ف
ٌ
وَة
ْ
 اِخ

َ
وْن
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال

َّ
 اِن

َ
رْحَمُوْن

ُ
مْ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
َ ل
ه
وا اللّٰ

ُ
ق
َّ
مْ وَات

ُ
وَيْك

َ
خ
َ
   ١٠ࣖ  ا

 

 

 
5 Muhammad bin Shālih bin Muhammad Al-Utsaīmīn, Syarah Riyādh Al-Shālihīn, Juz II 

(Al-Riyādh: Dār al-Wathan Linnasyir, 1426), h. 551.  
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Terjemahnya:  

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah 
kepada Allah agar kamu dirahmati.6 

Abdullah Yusuf Ali dalam menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa 

pelaksanaan atau perwujudan persaudaraan Muslim merupakan ide sosial 

yang paling besar dalam Islam. Islam tidak dapat direalisasikan sama sekali 

hingga ide besar ini dapat diwujudkan. Ayat-ayat yang terdapat dalam surah 

al-Ḥ ujura t ini secara umum mengandung tentang petunjuk kepada masyarakat 

Muslim khususnya, dan masyarakat manusian pada umumnya. Pada ayat 

selanjutnya antara 11 dan 12 berisi tentang kode etik warga masyarakat 

Muslim diantaranya ialah bahwa mereka tidak boleh saling melecehkan dan 

menghina, karena boleh jadi yang dilecehkan itu lebih baik dari yang 

melecehkan. Kemudian sesama orang yang beriman juga tidak boleh saling 

berprasangka buruk dan bahkan meng-gibah.7 

Dalam pada itu, persaudaraan yang telah diperintahkan al-Qur’a n tidak 

hanya tertuju kepada sesama Muslim, melainkan ditujukan juga kepada 

sesama warga masyarakat termasuk yang non-Muslim. Salah satu alasannya 

disampaikan dalam al-Qur’a n adalah bahwa manusia itu satu sama lain 

bersaudara karena mereka berasal dari sumber yang satu. Kemudian 

dijelaskan tentang persamaan seluruh manusia. Allah berfirman dalam QS. an-

Nisa /4:1. 

  
َّ
وَبَث وْجَهَا 

َ
ز هَا 

ْ
مِن  

َ
ق
َ
ل
َ
خ وَّ ةٍ 

َ
احِد وَّ سٍ 

ْ
ف
َّ
ن نْ  مِّ مْ 

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
خ ذِيْ 

ه
ال مُ 

ُ
ك رَبَّ وْا 

ُ
ق
َّ
ات اسُ 

َّ
الن هَا  يُّ

َ
ا
ٰٓ
يٰ

ا
َ
َ ك
ه
 اللّٰ

َّ
رْحَامَ   اِن

َ ْ
 بِهٖ وَالْ

َ
وْن

ُ
ءَل
ۤ
سَا
َ
ذِيْ ت

ه
َ ال

ه
وا اللّٰ

ُ
ق
َّ
ءا ۚ وَات

ۤ
نِسَا ا وَّ ً ثِيْْ

َ
 ك
ا
هُمَا رِجَالَ

ْ
يْ مِن

َ
 عَل

َ
مْ  ن

ُ
ك

  ١رَقِيْبًا 

 
6 Kementrian Agama RI,  Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 77. 

7 Muchlis M. Ḥanafi, Tafsir Tematik Moderasi Beragama (Cet. I; Jakarta: Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2017), h. 52. 
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Terjemahnya: 

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan 
darinya pasangannya (Ḥawa). Dari keduanya Allah 
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 
meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasimu.8 

Ayat di atas ialah ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, yang 

salah satu cirinya adalah biasanya didahului dengan panggilan yā 

ayyuhallazīna āmanū (ditujukan kepada orang-orang yang beriman), namun 

demi persaudaraan, persatuan dan kesatuan, ayat ini juga mengajak kepada 

semua manusia yang beriman dan yang tidak beriman yā ayyuhan-nās (wahai 

seluruh manusia) untuk saling membantu dan saling menyayangi, karena 

manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut 

untuk mencipatakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling 

menghormati diantara hak-hak mereka.9 

Oleh sebab itu, rasulullah saw., menegaskan juga dalam hadisnya, yaitu: 

  
َ
بَة

ْ
ط
ُ
ي مَنْ سَمِعَ خ ِ

ن 
َ
ث
َّ
، حَد

َ
ة َ
ض ْ
َ
ي ن ب ِ

َ
، عَنْ أ جُرَيْرِيُّ

ْ
 ال
ٌ
ا سَعِيد

َ
ن
َ
ث
َّ
ا إِسْمَاعِيلُ، حَد

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

  
َ
لَ
َ
اسُ، أ

َّ
هَا الن يُّ

َ
الَ: »يَا أ

َ
ق
َ
يقِ ف ِ

ْ
شْ

َّ
امِ الت يَّ

َ
ي وَسَطِ أ ِ

مَ ف 
ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ِ صَلَّ

ه
رَسُولِ اللّٰ

 
ٌ
مْ وَاحِد

ُ
ك  رَبَّ

َّ
  إِن

َ
ٍّ عَلَّ  لِعَجَمِي

َ
، وَلَ ٍّ  عَجَمِي

َ
ٍّ عَلَّ ي لَ لِعَرَب ِ

ْ
ض
َ
 ف
َ
 لَ

َ
لَ
َ
، أ
ٌ
مْ وَاحِد

ُ
بَاك
َ
 أ
َّ
، وَإِن

  
َ
غ
ه
وا: بَل

ُ
ال
َ
« ، ق

ُ
ت
ْ
غ
ه
بَل
َ
وَى أ

ْ
ق
َّ
 بِالت

َّ
حْمَرَ، إِلَ

َ
 أ
َ

 عَلَّ
َ
سْوَد

َ
 أ
َ
، وَلَ

َ
سْوَد

َ
 أ
َ

حْمَرَ عَلَّ
َ
 أ
َ
، وَلَ ٍّ ي عَرَب ِ

ِ صلَّ الله عليه وس
ه
 10.رواه احمد((لمرَسُولُ اللّٰ

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Isma'il Telah menceritakan kepada 
kami Sa'id Al Jurairi dari Abu Nadhrah telah menceritakan kepadaku 

 
8 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77. 

9 Muchlis M. Ḥanafi,  Tafsir Tematik Moderasi Beragama, h. 54. 

10 Ibn Ḥ anbal, Juz 38, h. 474. 
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orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu 'alaihi 
wa salam ditengah-tengah hari tasyriq, beliau bersabda: "Wahai 
sekalian manusia! Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu, ingat! Tidak 
ada kelebihan bagi orang arab atas orang ajam dan bagi orang ajam atas 
orang arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang 
berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah 
kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan?" mereka 
menjawab: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam telah 
menyampaikan. 

Ayat dan hadis di atas, telah menjelaskan bahwa dari segi hakikat 

penciptaan, manusia tidak ada perbedaan. Oleh karenanya, tidak ada kelebihan 

seorang individu dari individu yang lain, satu golongan atas golongan yang lain, 

suatu ras atas ras yang lain, warna kulit atas warna kulit yang lain. Sehingga 

atas dasar asal-usul kejadian manusia ialah sama, maka tidak layak seseorang 

atau satu golongan membanggakan diri terhadap yang lain atau 

menghinanya.11 

Dengan demikian, dari uraian di atas nampak bahwa misi utama al-

Qur’an dalam kehidupan manusia adalah untuk menegakkan prinsip 

persaudaraan dan mengikis habis segala bentuk fanatisme golongan maupun 

kelompok. Dengan persaudaraan tersebut sesama anggota masyarakat dapat 

melakukan kerja sama sekalipun di antara warganya terdapat perbedaan 

prinsip yaitu perbedaan dari segi akidah. Perbedaan-perbedaan yang ada 

bukan dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas masing-masing 

terhadap yang lain, melainkan untuk saling mengenal dan menegakkan prinsip 

persatuan, persaudaraan, persamaan dan kebebasan.12 

Secara umum, menarik untuk diketahui bahwa Sulawesi Barat memiliki 

catatan sejarah yang panjang hingga saat ini. Sebelum kedatangan bangsa 

Eropa pada abad ke-16, wilayah ini merupakan rumah bagi suku asli seperti 

 

11 Muchlis M. Ḥanafi, h. 57. 

12 Muchlis M. Ḥanafi, Tafsir Tematik Moderasi Beragama, h. 57. 
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Toraja dan Bugis. Kemudian, para pedagang dari Cina dan Arab datang untuk 

membangun rute perdagangan rempah-rempah di daerah tersebut. Pada abad 

ke-17, Belanda mengambil alih wilayah Sulawesi, termasuk Sulawesi Barat. 

Selama masa penjajahan Belanda, banyak orang Jawa dan Makassar yang 

didatangkan untuk bekerja sebagai buruh atau pegawai kolonial. Selain itu, 

selama beberapa tahun terakhir juga terjadi migrasi besar-besaran penduduk 

dari Pulau Jawa menuju daerah-daerah baru termasuk Kecamatan Wonomulyo 

Kabupaten Polewali Mandar. Migrasi ini dilakukan karena adanya program 

transmigrasi pemerintah serta berkesempatan untuk kerja yang lebih baik di 

luar pulau Jawa. Dengan bertambahnya jumlah penduduk asing maupun lokal 

secara perlahan mempengaruhi perkembangan budaya dan adat istiadat 

masing-masing suku sehingga semakin bervariasi dengan saling 

mempengaruhi satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan.13 

Dalam kenyataannya, bahwa Wonomulyo sejak zaman klonial Belanda, 

di Kabupaten Polman ini, terdapat sebuah Kecamatan yang secara asosiatif 

merupakan tempat tinggal orang jawa dan suku-suku lainya. Asosiasi ini, lahir 

dari nama Wonomulyo yang artinya Wono (Ḥutan) dan Mulyo (Mulia). Nama 

Kecamatan itu, sekaligus juga nama ibukota Kecamatannya. Telah terdapat 

sejarah pemindahan penduduk di Indonesia sejak awal abad 20 memberi 

pengangan kuat akan kebenaran asosiasi itu, Wonomulyo sendiri terbentuk 

dari “daerah kantong masyarakat Jawa” yang dibangun pada tahun 1973.  

Dengan rombongan klonisasi yang secara berangsur-angsur datang 

dalam jangka waktu lima tahun (1937-1942) dikolonisasi Mapilli membentuk 

tujuh buah desa (kelurahan) yang terhimpun dalam satu wilayah pemerintah 

 
13 Muhammad Amir, ‘Wonomulyo : Dari Kolonisasi Ke Transmigrasi 1937-1952( 

WONOMULYO : FROM COLONISATION TO TRANSMIGRATION 1937-1952)’,Jurnal 
Pangadereng, Vol. 6 No. 1 (Juni 2020), h. 14. 
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tingkat distrik. Distrik itu bernama Sidodadi menurut nama desa ini. Baru pada 

tahun 1950 nama Wonomulyo diberikan untuk menyebut distrik bekas 

“daerah kantong klonisasi” tanggal 10 Desember 1961 terbentuk Kecamatan 

Wonomulyo dari gabungan distrik Wonomulyo, Mapilli dan Tapango. Kini 

kerap terdengar orang mengatakan “ke Kampung Jawa atau dalam bahasa 

Mandar Kappung Jawa bila yang di tuju adalah Wonomulyo.14 Oleh sebab itu, 

beberapa aneka budaya yang masih dapat diamati bukan cuma itu, keberadaan 

kolonisasi tersebut menjadikan suku-suku lain seperti suku Bugis, Makassar, 

Jawa dan Mandar dan suku lainnya, tertarik untuk membuka areal pertanian 

dan pemukiman sekitar Wonomulyo, sehingga Kecamatan tersebut kini 

diibaratkan sebagai “Indonesia Mini” mereka membaur dalam suasana yang 

saling menghargai dan menghormati satu sama lain selama puluhan tahun 

tanpa membeda-bedakan strata sosial dan ekonomi.15 

Oleh karena itu, Wonomulyo merupakan wilayah yang berada di 

Provinsi Sulawesi Barat, di mana wilayah tersebut secara umum dihuni oleh 

berbagai etnis dan suku seperti suku Mandar, suku Jawa, suku Bugis dan Suku 

Makassar dan lainnya yang tidak jarang menimbulkan konflik diantara mereka. 

Oleh sebab itu, yang melatarbelakangi penelitian ini ialah terjadinya konflik 

antar suku yang mendiami wilayah tersebut dengan suku pendatang dan 

bahkan konflik antar sesama suku pun sering terjadi dan lebih parahnya 

mereka bisa saling melukai antar satu sama lain yang berakibat pada kematian. 

Dalam hal ini, adanya kecemburuan sosial atau kepentingan-kepentingan yang 

lainnya. Oleh sebab itu, konflik yang terjadi kiranya dapat diatasi dengan 

memberikan pemahaman terkait dengan hadis-hadis tentang ukhuwah yaitu 

 
14 Gunt Sumedi, Wonomulyo Potret ‘Kampoeng Jawa’ Di Sulawesi Barat (Sulawesi Barat: 

De La Macca), h. 1-4. 

15 Gunt Sumedi, Wonomulyo Potret ‘Kampoeng Jawa’ Di Sulawesi Barat, h. 18. 
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persaudaraan antara sesama muslim, sebagaimana yang telah di contohkan 

oleh Nabi saw. yang bertujuan untuk mempersatukan berbagai golongan ras 

ataupun suku.16 

Sehingga pada dasarnya, untuk membangun sebuah relasi hubungan 

persaudaraan yang baik. Dalam hal ini, Quraish Shihab memberikan defenisi 

yang disebut sebagai ukhuwah islamiyah diartikan dengan bentuk 

persaudaraan antara sesama muslim. Oleh sebab itu, hakekat dari ukhuwah 

tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa poin ialah diartikan sebagai 

1). Nikmat Allah, 2). Perumpamaan tali tasbih, 3). Merupakan arahan rabbani, 

dan 4). Merupakan cerminan kekuatan iman.17 Kemudian diperkuat oleh hadis 

Nabi saw., dalam  kitab Riyadusshalihin riwayat al-Bukhari dari Abdullah bin 

Umar yang mengatakan sebagai berikut: 

  
َّ
ن
َ
هُ أ َ َ ي 

ْ
خ
َ
 سَالِمًا أ

َّ
ن
َ
يْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أ

َ
 عَنْ عُق

ُ
يْث

ه
ا الل

َ
ن
َ
ث
َّ
ٍ حَد

يْْ
َ
ا يَحْنَْ بْنُ بُك

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

الَ  
َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللّٰ

ه
ِ صَلَّ

ه
 رَسُولَ اللّٰ

َّ
ن
َ
هُ أ َ َ ي 

ْ
خ
َ
هُمَا أ

ْ
ُ عَن

ه
َ اللّٰ ي ِ

ِ بْنَ عُمَرَ رَض 
ه
 اللّٰ

َ
عَبْد

مُسْلِمُ  
ْ
ي  ال ِ

ف   ُ
ه
اللّٰ  

َ
ان
َ
خِيهِ ك

َ
أ حَاجَةِ  ي  ِ

ف   
َ
ان
َ
وَمَنْ ك  

ُ
يُسْلِمُه  

َ
وَلَ  

ُ
لِمُه

ْ
يَظ  

َ
لَ مُسْلِمِ 

ْ
ال و 

ُ
خ
َ
أ

قِيَامَةِ وَمَنْ 
ْ
رُبَاتِ يَوْمِ ال

ُ
 مِنْ ك

ا
رْبَة

ُ
 ك
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
جَ اللّٰ رَّ

َ
 ف
ا
رْبَة

ُ
جَ عَنْ مُسْلِمٍ ك رَّ

َ
حَاجَتِهِ وَمَنْ ف

 ُ
ه
هُ اللّٰ َ

َ
َ مُسْلِمًا سَيَ

َ
قِيَامَةِ  سَيَ

ْ
 18)رواه البخاري(.  يَوْمَ ال

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan 
kepada kami  al-Laits  dari   ' Uqail  dari  Ibnu Syihab  bahwa  Salim  
mengabarkannya bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhuma 
mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia 
tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa 
yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu 
kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang 

 

16 Ali Romdhoni, Piagam Madinah Bukan Konstitusi Negara Islam (Cet. I; Depok: 
Literatur Nusantara, 2014), h. 12. 

17 Sri Nilawati and Muhammad Sadik, ‘Konsep Al-Ukhuwah Dalam Al-Qur ’ an ( Studi 
Tafsir Tematik )’, Vol. 2 No .1 (Januari 2024), h. 2-3. 

18 Abu  Zakariya  Mahī yuddī n Yahya bin Syarf An-Nawawī , Riyādh Al-Shālihīn Juz I 
(Beī rut: Libanun: Muassasa al-Risa lah, 1419 Ḥ-1998 M), h. 110. 
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muslim, maka  Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari 
kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi (aib) 
seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. 

Menurut hadis diatas, bahwa umat Islam merupakan bersaudara. Oleh 

karena itu, mereka tidak boleh menganiaya satu sama lain, dan jika ada yang 

menderita atau menghadapi musibah, mereka harus membantu meringankan 

penderitaannya. Sebagai orang yang beriman, umat Islam harus merasa bahwa 

mereka tidak sendirian karena sesama Muslim akan selalu mendukung dan 

membantu mereka, baik dalam keadaan susah maupun senang. Terjalinnya 

ukhuwah islamiyah, atau persaudaraan dalam Islam, memberikan manfaat 

bagi umat Islam dengan menciptakan ikatan di antara mereka. 

Ketika sesama Muslim berada dalam kesusahan, adalah kewajiban 

setiap Muslim untuk merasakan penderitaan mereka dan berusaha 

membantu. Demikian pula, ketika seorang Muslim menerima nikmat atau 

mengalami kebahagiaan, saudara-saudaranya sesama Muslim turut 

merasakan kebahagiaan mereka. Ḥal ini, karena dua orang yang beriman 

kepada Allah dianggap bersaudara, dan jika salah satu dari mereka ditinggikan, 

maka posisi yang lain juga terangkat. Olehnya itu, umat Islam memiliki 

hubungan persaudaraan satu sama lain sebagaimana hubungan bapak dan 

anak dengan orang tua dan keluarganya. Persaudaraan yang dibangun atas 

dasar kehendak Allah ini tidak kalah pentingnya dengan persaudaraan darah. 

Oleh karena itu, meskipun umat Islam berasal dari latar belakang, ras, atau 

budaya yang berbeda, mereka tetap bersaudara di mata Allah swt.19 

Dengan keberagaman tersebut, merupakan fakta yang melekat di 

Indonesia, negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan adat 

istiadat dari Sabang sampai Merauke. Namun di sisi lain, dalam banyak kasus, 

 
19 Nilawati and Sadik, h. 4. 
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keberagaman ini juga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia yang 

memiliki moto “Bhineka Tunggal Ika”. Banyaknya gesekan antar budaya hingga 

konflik etnis dan agama mewarnai dinamika keberagaman Indonesia dari era 

Orde Lama hingga masa reformasi. Kondisi ini jika tidak dikelola dengan baik 

akan menyebabkan gesekan budaya dan berakhir konflik, bahkan intoleransi. 

Ḥal ini jelas merupakan ancaman yang serius bagi keutuhan Indonesia.20 

Disamping itu, bahwa kondisi masyarakat yang majemuk akan melahirkan dua 

potensi yang berbeda. Di satu sisi akan terbangun potensi harmonisasi dan 

toleransi tetapi di sisi lain akan memendam potensi yang rawan terhadap 

konflik sosial yang bisa mengakibatkan pudarnya keutuhan jalinan harmoni 

sosial masyarakat yang bisa mengarah pada konflik agama dan bahkan suku. 

Berbagai keanekaragaman suku, seni budaya, bahasa, adat istiadat, tata 

cara, kebiasaan, status sosial, serta agama yang tumbuh dan berkembang di 

bumi Nusantara ini harus diletakkan sebagai kekayaan perikehidupan 

berbangsa dan bukan menyempitkan diri dalam satu kelompok atau 

sektarianisme. Selain keanekaragaman yang dimiliki Indonesia yaitu adanya 

kesenian dan budaya, ada hal yang lebih penting lagi ialah terkait cara pandang 

dan kesadaran mengenai dunia yang hendak dibentuk dan dicita-citakan.21 

Oleh sebab itu, menjadi seseorang yang memeluk agama Islam, Katolik 

ataupun Ḥindu, sama sekali bukanlah suatu kesalahan, kejahatan, ataupu dosa. 

Agama adalah hak setiap orang, jadi tidak boleh dipaksa untuk memeluk suatu 

agama tertentu. Pada dasarnya, semua agama mengajarkan pada kebaikan dan 

dapat memilih secara sukarela atau atas kesadaran sendiri agama yang 

 

20 Erba Rozalina Yulianti Masnawi, Ḥarmonisasi Dan Toleransi Umat Beragama Di 
Jawa Barat (Cet. I; Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021), h. 1-2. 

21 Kusnanto, Keanekaragaman Suku Dan Budaya Indonesia (Jawa Tengah: Alprin, 
2009), h. 4. 
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diyakini atau dianut. Allah berfirman dalam QS. Al-Ka firu n/109:6 sebagai 

berikut:  

َ دِيْنِ  مْ وَلَِي
ُ
ك
ُ
مْ دِيْن

ُ
ك
َ
   ٦ࣖ  ل

Terjemahnya: 

Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”22 

Asbāb an-Nuzūl  ayat di atas menjelaskan tentang peristiwa dimana 

beberapa tokoh kaum musyrik Quraisy di Mekkah, seperti al-Walid bin al-

Mughirah, Aswad bin Abdul Mutalib, Umayyah bin Khalaf datang kepada Nabi 

saw. Untuk menawarkan kompromi dan mereka mengusulkan Nabi saw., 

bersama umatnya ikut kepada kepercayaan mereka, kemudian mereka juga 

ikut kepada ajaran Islam. kami akan menyembah Tuhanmu, hai Muhammad, 

setahun dan kamu juga harus menyembah tuhan kami setahun. 

Kalau agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan karena kami 

juga menyembah Tuhanmu dan jika agama kami benar, kamu juga tentu 

mendapatkan keuntungan. Atas kejadian ini, maka turunlah surah al-Kafirun 

yang bagian akhir secara tegas disebutkan “untukmu agamamu, dan untukku 

agamaku. Sehingga dapat ditegaskan bahwa tidak ada toleransi dalam hal 

akidah, termasuk ibadah. Dan tidak boleh ada kompromi dan penyatuan 

ibadah dan akidah dalam agama-agama, sebab agama mempunyai ajaran 

pokok tersendiri.23 

Dalam ajaran agama Islam dijelaskan bahwa selama tidak menganggu 

agama orang lain, keyakinan dan kepercayaan mereka, maka wajib untuk 

dihormati, meskipun demikian, buka berarti mengakui agama mereka. Namun 

khususnya di Indonesia beragam agama dan suku yang memiliki berbagai 

 

22 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 603. 

23 Wajidi Sayadi, Merawat Toleransi Antar Umat Beragama Di Kabupaten Kubu Raya 
(Cet. I; Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020), h. 69. 
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macam bentuk ritual ataupun tradisi berbeda-beda. Oleh karena itu, wajib bagi 

para pemeluk agama ataupun suku untuk saling menghargai satu sama lain. 

Sikap yang konstruktif terhadap keanekaragaman yang ada di 

Indonesia adalah memberikan ruang atas dasar toleransi dengan sikap 

keterbukaan untuk menerima suku, etnis, warna kulit, agama, ada istiadat, dan 

budaya yang ada. Sebaliknya adalah sikap destruktif,24 yang muncul dengan 

mengagung-agungkan perbedaan suku, etnis, warna kulit, agama, adat istiadat 

dan budaya yang ada kemudian dideskripsikan dalam bentuk kerusuhan dan 

kekerasan. Oleh sebab itu, Indonesia telah diarahkan untuk selalu membina, 

membangun persatuan dan kesatuan sesuai dengan semboyang berbeda-beda 

tetapi tetap satu.25 Sehingga Allah swt., menjelaskan di dalam al-Qur’an bahwa 

diciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Allah berfirman dalam QS. Al-

Ḥujura t/49:13. 

 
َّ
وْا ۚ اِن

ُ
عَارَف

َ
لَ لِت ىِٕ

ۤ
بَا
َ
ق عُوْبًا وَّ

ُ
مْ ش

ُ
ك
ٰ
ن
ْ
 وَجَعَل

ٰ
نٰ
ْ
ن
ُ
ا رٍ وَّ

َ
ك
َ
نْ ذ مْ مِّ

ُ
ك
ٰ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اسُ اِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
ا
ٰٓ
مْ  يٰ

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 ا

 ٌ بِيْْ
َ
َ عَلِيْمٌ خ

ه
 اللّٰ

َّ
مْ  اِن

ُ
ىك
ٰ
ق
ْ
ت
َ
ِ ا
ه
 اللّٰ

َ
د
ْ
  ١٣ عِن

Terjemahnya 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah 
orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Teliti.26 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt., menciptakan manusia 

dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal 

satu sama lain, termasuk Indonesia, merupakan sudah menjadi ketentuan dan 

 

24 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusta Bahasa, 2008), h. 347. 

25 Kusnanto, Keanekaragaman Suku Dan Budaya Indonesia, h. 5-6. 

26 Kementrian Agama RI, h. 517. 



14 

 

kehendak Allah swt., dengan banyaknya keanekaragaman budaya. Kemudian 

ayat ini, juga menjelaskan bahwa perbedaan ras, suku, dan warna kulit bukan 

jadi penghalang untuk tidak saling tolong menolong dan bekerja sama. 27 

Sejalan dengan penjelasan diatas, bahwa untuk saling menghargai satu 

sama lain tanpa memandang ras dan suku perlu adanya rasa saling 

menghormati antara sesama. Dalam hal ini, Piagam Madinah juga menjelaskan 

terkait isi pokok yang dirumuskan oleh Nabi saw., dalam mempersatukan 

antara sesama. Diantaranya memuat prinsip umat, persatuan, keadilan, 

perdamaian, penegakan hukum dan yang paling penting dalam konstitusi 

negara Madinah ialah memuat kemerdekaan yang sangat fundamental dalam 

diri manusia tentang kemerdekaan berbudaya dan bertradisi, kemerdekaan 

dari kekurangan, kemerdekaan dari penindasan, kemerdekaan dari rasa takut, 

kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan dalam memeluk agama. Olehnya 

itu, prinsip kemerdekaan mutlak perlu dikembangkan dan dijamin 

pelaksanaannya guna terjaminnya keutuhan masyarakat yang pluralistik, 

sebab kemerdekaan ini merupakan nilai-nilai asasi dalam diri manusia, yang 

dengan kemerdekaan seseorang merasa diangkat eksistensinya dan merasa 

dihargai identitasnya.28 

 Dengan persaudaraan dan rasa cinta kasih yang tumbuh dengan subur 

dikalangan kaum muslimin, menciptakan persatuan dan kesatuan terjalin di 

antara mereka. Rasa persaudaraan itu tumbuh dalam hati mereka secara wajar 

tanpa adanya paksaan, egoisme, fanatisme, dan ikatan primordial kesukuan 

yang mereka tinggalkan. Selanjutnya, mereka bersatu padu di bawah ikatan 

 

27 Abdullah bin Muhammad bin Absurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubābut Tafsīr Min 
Ibni Katsīr (Cet. I; Kairo: Mu’assasah Da r al-Ḥila l Kairo); Lihat juga, terj. Abdul Goffar dan Abu 
Ihsan Al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), h. 495. 

28 Cholis Nafis, Piagam Madinah Dan Deklarasi Ham (Cet. II; Jakarta Selatan: Mitra 
Abadi Press, 2015), h. 6-7. 
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agama Islam dan di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw., yang selalu 

memberikan keteladanan yang luhur dan teruji.29 

Lebih lanjut, dijelaskan perihal karakteristik penduduk Sulawesi Barat 

ditinjau dari aspek sosial dan budaya, masyarakat yang berdiam di wilayah ini 

dalam pergaulan sehari-hari, sifat kegotong royongan masih cukup kental dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadatnya. Dengan keramah-

tamahan masyarakat Sulbar yang dihuni sebagian besar suku atau etnis 

Mandar, sangat menghargai keragaman budaya dan suku bangsa lainnya tanpa 

membeda-bedakan antara satu dengan lainnya. Terbukti dengan hadirnya 

kurang lebih 24 suku yang tinggal dan bermukim di daerah ini. Secara umum 

penduduk di kawasan yang dahulu dikenal sebagai Afdelling Mandar tersebar 

berbagai suku/etnis dan sub-etnis yang memiliki corak budaya dan 

kebudayaan tersendiri. Suku yang mendiami terdiri dari suku Mandar, Toraja, 

Bugis, Jawa, Makassar dan lainnya.30 

 

 

 

 

Grafik 1 

Dengan terintegrasinya antar kelompok etnik di Wonomulyo tergambar 

dalam harmonisasi (keselarasan) hubungan sosial antara kelompok etnik 

dengan tujuan mengurangi perbedaan identitas serta menerima keberadaan 

 
29 Demokrasi Madinah Model Demokrasi Cara Rasulullah (Cet. I; Jakarta: Republika, 

2003), h. 38-39. 

30 Fadhly Anwar, Peta Politik Di Sulawesi Barat Realitas Pemilu Tahun 2004 (Cet. I; 
Sulawesi Barat: Pustaka Media Paqbanua, 2009), h. 10. 
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budaya kelompok lain menjadi bahagian dari budaya mereka namun tidak 

menghilangkan identitas budaya masing-masing. Menariknya, perbedaan 

etnisitas, bahasa, budaya, dan bahkan agama tidak menjadikan mereka saling 

bertolak belakang antara satu sama lain dalam kehidupan sosialnya. Justru 

sebaliknya, mereka tetap hidup dalam keadaan rukun, menjunjung tinggi nilai-

nilai kebersamaan serta bersikap saling menghargai walaupun memiliki 

perbedaan-perbedaan dari segi sosial, budaya, adat dan tradisi.31 

Fenomena ini, tentu tidak terlepas dari peran modal sosial masyarakat. 

Modal sosial dalam arti terminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Robert D. Putnam bahwa ia termasuk dari bagian organisasi sosial yang 

mampu memfasilitasi terhadap tindakan kolektif. Dengan modal sosial tiap 

individu ataupun kelompok dapat saling membuka diri untuk melakukan 

interaksi satu sama lain.32 

Sebagai Kecamatan Wonomulyo, yang letak geografisnya berada 

wilayah Sulawesi Barat Kabupaten Polewali Mandar, merupakan tempat 

tinggal yang heterogen hadirnya berbagai suku yang berbeda. Dalam 

kenyataannya kehidupan sehari-hari, antar suku tersebut mereka saling 

berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan 

keagamaan.33 Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji 

harmonisasi hubungan sosial antara suku di Kecamatan Wonomulyo. Oleh 

 
31 Abd. Ḥalim K. and Mahyuddin Mahyuddin, ‘Modal Sosial Dan Integrasi Sosial: 

Asimilasi Dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural Di Polewali Mandar, Sulawesi 
Barat’, KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan, Vol. 12 No.2 (Desember 2019), 
h. 113.  

32 Abd. Ḥalim K. and Mahyuddin, Abd. Ḥalim K. and Mahyuddin Mahyuddin, ‘Modal 
Sosial Dan Integrasi Sosial: Asimilasi Dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural Di 
Polewali Mandar, Sulawesi Barat’, KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan, Vol. 
12 No.2, h. 112. 

33 Susdiyanto, ‘Keberlanjutan Simbol Etnisitas Komunitas Jawa Wonomulyo Di 
Sulawesi Barat’, Jurnal Al-Qalam, Vol. 20 No .3 (2014), h. 41. 
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karena itu, implementasi Nilai Ḥadis Ukhuwah Sosial dapat menjadi landasan 

yang baik dalam memahami dan menganalisis terkait harmonisasi hubungan 

sosial antara suku yang ada di Kecamatan Wonomulyo. 

Dalam rangka melanjutkan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis harmonisasi hubungan sosial antara suku di Kecamatan 

Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dengan 

menggunakan Implementasi Nilai Ḥadis Ukhuwah Sosial sebagai kerangka 

analisis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 

dalam tentang dinamika hubungan sosial antara suku-suku tersebut serta 

implikasinya dalam memperkuat harmoni dan kerukunan sosial di daerah 

tersebut. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merasa perlu melakukan 

penelitian dan mengkaji lebih dalam terkait “Studi Ḥarmonisasi Ḥubungan 

Sosial Antar Suku di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman Sulawesi 

Barat” (Kajian Implementasi Nilai Ḥadis Ukhuwah Sosial). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dari uraian latar belakang diatas, maka penelitian tesis ini berfokus 

pada kajian Studi Ḥarmonisasi Ḥubungan Sosial antar Suku di Kecamatan 

Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat (kajian Implementasi 

Nilai Ḥadis Ukhuwah Sosial), yang nantinya akan berfokus pada seperti apa 

faktor-faktor terciptanya harmonisasi antar suku, dan bentuk implementasi 

dari hadis-hadis ukhuwah tersebut. 

2. Deskripsi Fokus 

Sebagaimana judul penelitian tesis ini yaitu “Studi Harmonisasi 

Hubungan Sosial antar Suku di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali 
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Mandar” (kajian Implementasi Nilai Ḥadis Ukhuwah Sosial) tujuan untuk 

menguraikan istilah-istilah kunci atau judul riset penelitian tersebut agar 

istabilnya pemakaian bahasa serta terbebas dari uraian yang mungkin 

berlainan dengan penelitian yang ada sebelumnya. Dengan ini, penulis 

menguraikan beberapa istilah terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Ḥarmonisasi adalah upaya membangun hubungan yang selaras antar 

suku. 

b. Ḥubungan sosial: interaksi atau keterkaitan antarsuku yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar: suatu wilayah 

administratif di Sulawesi Barat yang menjadi lokasi penelitian ini. 

d. Ukhuwah adalah bentuk ikatan persaudaraan antara sesama muslim 

maupun yang lainnya.34 

e. Ḥadis menurut bahasa, berarti baru, membuat hal yang baru, sesuatu 

yang terjadi, pembicaraan, membicarakan.35 Sedangkan secara 

terminologi, terdapat perbedaan pendapat terhadapa para ulama. Di 

kalangan ulama ahli hadis (muhadditsin), pengertian hadis sama 

dengan pengertian sunnah, atsar, dan khabar. Menurut mereka, 

pengertian hadis adalah: 

 
َ
ةٍ أ قِيَّ

ُ
ل
ُ
ةِ خ

َ
وْ صِف

َ
رِيْرٍ أ

ْ
ق
َ
وْ ت
َ
وْ فِعْلٍ أ

َ
وْلٍ أ

َ
مَ مِنْ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ه
 اللّٰ

ه
ُّ صَلَّ ي ن ِ

َّ
ثِرَ عَنِ الن

ُ
وْ  مَا ا

ا
َ
ه
َ
مْ بَعْد

َ
ةِ أ
َ
بْلَ البِعْث

َ
 ق
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ان
َ
ك
َ
ةٍ سَوَاءٌ أ َ وْ سِيْْ

َ
ةٍ أ قِيَّ

ْ
ل
َ
 36. خ

 

 

 
34 Sugono, h. 1581. 

35 Ahmad Warson al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia al-Munawir (Yogyakarta: 
Progressif, 2000), h. 260-261.  

36 Manna ’ al-Qaththa n, Mabāhits fi ‘Ulūm al-Hadīts (Cet. II: Kairo; Mukhtabah Wahbah. 
1992), h. 7. 
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Artinya: 

Apa yang berasal dari Nabi saw., berupa ucapan, perbuatan, taqrir, sifat 
akhlak, dan keadaan fisik serta biografi Nabi saw., baik pada masa 
sebelum diangkat menjadi Nabi atau sesudahnya. 

Berdasarkan defenisi di atas, pengertian hadis hanya dinisbahkan 

kepada Nabi saw., saja, padahal ada juga hadis yang dinisbahkan kepada 

sahabat yang disebut hadis mauquf dan tabiin disebut maqthu’. Oleh karena itu, 

Nurdin ‘Itr memberikan defenisi hadis lebih lengkap, yaitu: 

يٍ   قَِ
ُ
ل
ُ
وْ وَصْفٍ خ

َ
رِيْرٍ أ

ْ
ق
َ
وْ ت
َ
وْ فِعْلٍ أ

َ
وْلٍ أ

َ
مَ مِنْ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ه
 اللّٰ

ه
ِّ صَلَّ ي ن ِ

َّ
 الن

َ
ضِيْفَ اِلَ

ُ
مَا أ

ابِعِي 
َّ
وْ الت

َ
ْ أ ي حَاب ِ

 الصَّ
َ
ضِيْفَ اِلَ

ُ
وْ أ
َ
يٍ أ قَِ

ْ
ل
َ
وْ خ

َ
 37. أ

Artinya: 

Ḥadis adalah apa yang dinisbahkan kepada Nabi saw., baik ucapan, 
perbuatan, taqrir, sifat akhlak, dan keadaan fisiknya, serta yang 
dinisbahkan kepada para sahabat dan tabi’in. 

1. Kabupaten Polewali Mandar 

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Barat, Indonesia. Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini 

bernama Kabupaten Polewali Mamasa disingkat Pol-Mas yang secara 

administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah 

dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai Kabupaten 

tersendiri, maka nama Polewali Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. 

Nama Kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi 

pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk 

PP No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama 

Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.38 

 
37 Nurdin ‘Itr, Manhaj an-Naqd fi ‘Ulūm al-Hadīts (Cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr, 1981), 

h. 27.  
38 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Polewali Mandar (diakses pada 3 Januari 

2023).  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Polewali%20Mandar
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Berikut diuraikan dalam bentuk tabel tentang Fokus dan Deskripsi 

Fokus Penelitian tersebut: 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

 

Implementasi Nilai Ḥadis 

UkhuwahSosial dalam membangun 

Ḥarmonisasi Ḥubungan Antar Suku 

di Kecamatan Wonomulyo. 

  

Adapun hadis yang menjadi objek 

kajian ialah bersumber dari riwayat 

al-Bukha ri dan Muslim yang 

memiliki kedudukan sebagai hadis 

yang S ah ī h. 

Meneliti sejauh mana implementasi 

Nilai Ḥadis Ukhuwah Sosial berperan 

sebagai Faktor utama dalam 

menciptakan Ḥarmonisasi Ḥubungan 

Antar Suku di Kecamatan Wonomulyo. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kualitas Ḥadis tentang Ukhuwah? 

2. Bagaimana pemahaman masyarakat di Ujung Baru Kecamatan 

Wonomulyo tentang Ḥadis Ukhuwah dapat membangun 

Ḥarmonisasi Ḥubungan Sosial antar Suku? 

3. Bagaimana Implementasi nilai hadis Ukhuwah Sosial dalam 

membangun harmonisasi Ḥubungan Sosial antar Suku di 

Kecamatan Wonomulyo? 
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D. Kajian Pustaka 

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

terdahulu yaitu terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Sepanjang 

penulusuran penulis, belum ada penelitian ilmiah (akademis) yang secara 

khusus membahas tentang “Studi Ḥarmonisasi Ḥubungan Sosial antar Suku di  

Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat (Kajian 

Implementasi Nilai Ḥadis Ukhuwah Sosial). Kemudian diharapkan nantinya 

dapat memberikan kontribusi baru serta pemahaman kepada masyarakat 

terkait harmonisasi hubungan sosial antar suku di Wonomulyo. Namun, 

penulis mendapati sejumlah kajian-kajian sejenisnya yang berhubungan 

secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian yang akan 

dilakukan, sebagai berikut: 

Jurnal yang ditulis oleh Idris Siregar “Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara Medan” yang berjudul “Implementasi Ḥadis Nilai Pendidikan 

Ukhuwah Islamiyah di Kalangan Mahasantri Ma’had Al-Jami’ah Universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjelaskan bahwa implementasi nilai 

data pendidikan ukhuwah islamiyah di kalangan mahasantri begitu sangat 

terlaksana dengan baik sehingga kehidupan di Ma’had al-Jami’ah bisa berjalan 

dengan baik dan rukun. Kemudian penerapan nilai saling menghormati dan 

menghargai oleh Mahasantri Ma’had Al-Jami’ah menunjukkan bahwa mereka 

memiliki pribadi yang beriman dan bertakwa, sehingga tercipta suasana yang 

harmonis di kalangan Ma’had Al-Jami’ah UIN Sumatera Utara Medan.39 

Jurnal yang ditulis oleh Ana Cahayani Fatimah tentang, “Kajian Matan 

dan Sayarah Ḥadis Tentang Ukhuwah Islamiyah” menjelaskan bahwa 

 

39 Idris Siregar, ‘Implementasi Ḥadist Nilai Pendidikan Ukhuwah Islamiyah Di 
Kalangan Mahasantri Ma ’ Had Al - Jami ’ Ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan’, 

Vol. 8 No. 1 (2024), h. 14776. 
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persaudaraan yang begitu erat terjalin di antara orang-orang beriman ini 

merupakan bentuk persaudaraan yang hanya didasarkan karena Allah semata, 

bukan karena ikatan kekerabatan maupun karena harta. Kerukunan dan 

kekompakan semacam ini yang kelak pada hari kiamat akan mendaptakan 

kedudukan istimewa di sisi Allah swt.40 

Jurnal yang ditulis oleh Kaharuddin tentang “Ḥadis-Ḥadis Moderat”  

Sebagai Solusi Masalah “Moderasi Beragama” menjelaskan bahwa berbagai 

ungkapan hadis Nabi saw., telah menunjukkan adanya sikap moderasi atau 

toleransi antar sesama muslim atau non-muslim. Ḥal sama pula dijelaskan 

pada kontruksi yang mengatur tatanan nasional di mana kebersamaan di 

wujudkan sebagai upaya untuk menghindari adanya tindakan kekerasan. 

Dalam situasi yang sama, terkadang ditemukan juga kasus-kasus tertentu yang 

orientasinya melahirkan solusi, selain mengatasi terjadinya kekerasan juga 

mewujudkan adanya keseimbangan baik dari segi pemahaman, budaya, 

tardisi, sebagai bentuk merawat harmoni dalam kehidupan masyarakat.41 

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sabir tentang “Wawasan Ḥadis 

Tentang Tasamuh (Toleransi) Suatu Kajian Ḥadis Tematik” ialah bahwa 

keanekaragaman tidak diposisikan sebagai ancaman, akan tetapi justru 

sebagai peluang untuk menjaling sinergi secara positif. Sehingga dalam Islam, 

sikap semacam ini harus tetap ditumbuh kembangkan atau diperlihara selama 

tidak adanya pihak-pihak yang ingin mencoba untuk merusak tatanan hidup 

yang ada. Dengan kata lain, jika keharmonisan dalam kemajemukan telah 

dirusak oleh satu pihak atau beberap pihak, maka dengan otomatis 

 

40 Ana Cahyani, ‘Kajian Matan Dan Syarah Ḥadis Tentang Ukhuwah Islamiyah’, Jurnal 
Qolamuna (2019), h. 290. 

41 Kaharuddin, “ḤADIS-ḤADIS MODERAT” SEBAGAI SOLUSI MASALAḤ “MODERASI 
BERAGAMA” Vol. 23 No .3 (2017), h. 5. 
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keberlangsungan toleransi akan terancam. Artinya, bahwa dibutuhkan sikap 

tegas dalam menghadapinya.42 

Buku yang ditulis oleh Erba Rozalina Yulianti dan Maswani Aziz 

Fahrurrozi tentang, Harmonisasi dan Toleransi Umat Beragama di Jawa Barat 

Studi Sosio Religi Masyarakat Plural menjelaskan bahwa harmonisasi 

kerukunan antar suku dan umat beragama yang terwujud di Kampung Sawah 

merupakan kerukunan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari warga 

Kampung Sawah. Pierre Bourdieu menyatakan bahwa modal sosial bukanlah 

modal dalam pengertian tentang harta kekayaan seperti rumah mewah, uang 

tunai dan berbagai harta lainnya, akan tetapi modal sosial yang dimaksud 

adalah suatu hal yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari seperti 

terciptanya rasa simpati, berbuat baik, persahabatan, dan kerja sama 

antarwarga.43 

Jurnal yang di tulis oleh Roni Lukman yang berjudul “Membina 

Harmonisasi antar Etnis di Provinsi Gorontalo” menjelaskan bahwa upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat lokal memperlakukan 

semua etnis di daerah Gorontalo, sama dengan etnis lokal, selanjutnya 

perlakuan masyarakat Gorontalo pada etnis lain diluar Gorontalo adalah 

melibatkan mereka dalam semua aktivitas. Selain itu pembinaan interaksi 

antar etnis dilakukan dengan melalui penyuluhan yang diberikan oleh 

pemerintah daerah pada generasi muda melalui peran karang taruna yang ada 

pada kecamatan dan kelurahan, dan desa-desa yang ada, kegiatan seperti ini 

sangat efektif karena pemerintah daerah memiliki rasa tanggung jawab yang 

 

42 Muhammad Sabir, ‘Wawasan Ḥadis Tentang Tasamuh (Toleransi) (Suatu Kajian 
Ḥadis Tematik)’, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 9 No. 2 (2016), h. 7. 

43 Erba Rozalina Yulianti dan Maswani Aziz Fahrurrozi, Harmonisasi Dan Toleransi 
Umat Beragama Di Jawa Barat Studi Sosio Religi Masyarakat Plural (Cet. I; Yogyakarta: Bintang, 
2022), h. 66. 
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sama pada seluruh etnis yang ada didaerah Gorontalo. Dengan kegiatan seperti 

ini seluruh komponen masyarakat Gorontalo merasa diperhatikan oleh 

pemerintah daerah. Sehingga dengan demikian hal itu akan membuat 

kehidupan antar etnis didaerah Gorontalo semakin harmonis.44 

Jurnal yang ditulis oleh Okta Ḥadi Nurcahyono dan Dwi Astutik yang 

berjudul “Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger (Analisis Keberadaan 

Modal Sosial Pada Proses Harmonisasi Pada Masyarakat Adat Suku Tengger, 

Desa Tosari, Pasuruan, Jawa Timur)” menjelaskan tercapainya sebuah 

harmonisasi dalam masyarakat Suku Tengger, memberikan daya tarik 

tersendiri untuk dilihat dan dikaji lebih mendalam. Beberapa hal yang menarik 

dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Suku Tengger adalah 

keberagaman yang ada di dalam kehidupan masyarakatnya namun dalam 

kesehariannya, mereka mampu bersatu dengan keberagaman yang mereka 

miliki. Perbedaan yang ada masing-masing kelompok menjadikan mereka 

rentan akan konflik dan intoleransi justru mereka disatukan oleh alam berupa 

gunung bromo dengan segala tradisi yang mengikutinya dan dilestarikan seara 

turun temurun oleh masyarakatnya berupa upacara kasada folklore dan 

mitologi yang berkembang.45 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui realitas kehidupan antar Suku di Kecamatan 

Wonomulyo Polewali Mandar. 

 

44 Roni Lukman, ‘Membina Ḥarmonisasi Kehidupan Antar Etnis di Provinsi Gorontalo’, 
Vol. 53 No.9 (2019), h. 10. 

45 Okta Ḥadi Nurcahyono and Dwi Astutik, ‘Ḥarmonization of Tengger Culture Society 
(Social Capital Existance Analysis in Ḥarmonization Processes on Culture Society of Tengger 
Etnic, Tosari Village, Pasuruan, East Java)’, Diailektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi, Vol. 2 No.1 
(Mei 2018), h. 6. 
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2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Wonomulyo tentang nilai 

Ḥadis Ukhuwah Sosial dalam kehidupan antar suku di Kecamatan 

Wonomulyo Polewali Mandar. 

3. Untuk mengetahui Implementasi terciptanya harmonisasi hubungan sosial 

antar suku di Kecamatan Wonomulyo Polewali Mandar. 

2. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk sumbangsi akademik bagi 

pelajar ataupun masyarakat untuk mengetahui bagaimana harmonisasi 

hubungan sosial antar suku di Kecamatan Wonomulyo Polewali Mandar. 

2. Secara praktis, sebagai pedoman bagi masyarakat agar mengamalkan dan 

mempertahankan nilai-nilai keharmonisan antar sesama suku. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Hubungan Sosial 

Ḥubungan sosial adalah hubungan yang terwujud antara individu 

dengan individu, atau individu dengan kelompok, serta kelompok dengan 

kelompok sebagai akibat dari hasil interaksi diantara sesama mereka. 

Pengertian hubungan sosial hampir sama dengan interkasi sosial. Namun 

perbedaannya ialah bahwa hubungan sosial memiliki pengertian yang lebih 

luas, karena dalam hubungan sosial ada emosi atau perasaan yang muncul saat 

berkomunikasi. Salah satu contoh hubungan sosial yaitu bergotong royong.46 

Ada dua faktor yang mendasari terjadinya hubungan sosial, ialah: 

1. Faktor internal (dari dalam) 

a. Keinginan untuk mempertahankan hidup. 

b. Keinginan untuk melakukan komunikasi dengan sesama. 

c. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan. 

d. Keinginan untuk meneruskan keturunan. 

2. Faktor eksternal (dari luar) 

a. Imitasi, ialah cara menirukan orang lain baik dalam wujud sikap, 

penampilan, tingkah laku maupun gaya hidup. Sebagai contoh 

meniru gaya rambut. 

b. Identifikasi, yaitu kecenderungan dalam diri seseorang untuk 

menjadi sama dengan orang lain. Proses indentifikasi lebih 

mendalam dibandingkan imitasi. Contohnya seorang adik yang 

selalu ingin sama dengan kakaknya. 

 

46 Aris, “Ḥubungan Sosial,” Gramedia Blog, 
https://www.gramedia.com/literasi/hubungan-sosial/ (diakses Tanggal 13 Juli 2023). 

https://www.gramedia.com/literasi/hubungan-sosial/
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c. Simpati, adalah perasaan yang timbul dalam diri seseorang yang 

membuatnya merasa seolah-olah berada dalam keadaan orang lain. 

Contohnya: ketika mengetahui teman mengalami bencana alam, 

sehingga ikut juga merasakan kesedihannya dan berusaha 

membantunya. 

d. Empati, merupakan perasaan sedih yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu, uang bisa meringankan beban orang lain 

yang menderita. Empati hampir sama dengan simpati. Contohnya 

ketika mengetahui seorang teman terkena musibah, maka sebagai 

teman ikut merasakan kesedihannya sehingga berusaha untuk 

membantunya. 

e. Motivasi, ialah pengaruh yang diberikan seorang individu dengan 

individu yang lain, sehingga orang yang diberi sugesti menuruti apa 

yang dimotivasikan secara kritis, rasional dan penuh rasa 

tanggungjawab. Contohnya: tugas yang diberikan oleh guru atau 

dosen akan dikerjakan murid dengan baik.47  

3. Ḥubungan sosial yang bersifat assosiatif, diantaranya yaitu: 

a. Kerja sama, ialah suatu usaha bersama antara orang perorangan 

atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 

b. Akomodasi ialah keseimbangan interaksi atau hubungan sosial 

dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat. 

Akomodasi sering terjadi dalam situasi konflik sosial 

(pertentangan). Dan akomodasi merupakan suatu cara untuk 

menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, 

 
47 Riz Baldwin, “Ḥubungan Sosial di Masyarakat,” Academia Edu, 

https://www.academia.edu/11317164/HUBUNGAN_SOSIAL_DI_MASYARAKAT. (diakses 
Tanggal 13 Juli 2023). 
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sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dan 

mengurangi pertentangan akibat adanya perbedaan pemahaman.48 

c. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul apabila ada kelompok 

masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berebeda, 

saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu yang lama. 

d. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul karena penerimaan dan 

pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan 

unsur-unsur kebudayaan asli.49 

4. Etika Soisal 

Dalam hal, membangun dan menjaga hubungan agar tetap terjalin 

harmonis diperlukan juga yang namanya etika sosial. Yang dimaksud 

dengan etika sosial adalah keteraturan hidup yang dijalankan oleh 

seseorang/kelompok yang terkait dengan kehidupan dalam 

kesehariannya berupa pergaulan dengan beragam contoh seperti 

lingkungan sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, atau keluarga 

sehingga menjadikan hubungan sosial disini berjalan sesuai dengan visi 

dan misi yang telah disepakti. Sehingga tujuan dan fungsi dari pada 

etika sosial itu sendiri ialah cara untuk memberitahukan bahwa 

bagaimana seorang individu dapat menolong manusia yang lainnya, 

dengan kesadaran akan tanggung jawab sebagai manusia dalam 

kehidupan bersama dalam segala dimensinya. Etika sosial mengajak 

untuk tidak hanya melihat segala sesuatu dan bertindak dalam rangka 

 
48 Abdul Rohman, Kontruksi Fikih Tasamuh Dalam Perspektif Sosiologis Pada Kelompok 

Keagamaan Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2022), h. 50. 

49 Sri Sudarmi dan W. Indriyanto, Sosiologi (Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen 
Pendidikan Nasional, 2009), h. 42-46. 
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kepentingannya saja, melainkan menjunjung tinggi kesejahteraan dan 

kebahagian bersama.50 

Oleh sebab itu, hubungan sosial adalah merupakan aspek penting 

dalam kehidupan manusia, sebab hubungan sosial dapat membantu seseorang 

menjalin hubungan dengan orang lain dan membangun rasa kebersamaan. 

Bekerja bersama adalah contoh yang bagus dari aspek hubungan sosial, karena 

melibatkan individu ataupun kelompok yang berkumpul bersama untuk 

mencapai suatu tujuan, sekaligus memupuk rasa persahabatan dan saling 

menghormati. Sungguh menarik bagaimana hubungan sosial dapat 

membentuk perilaku dan sikap saling menghargai antar satu sama lain, yang 

pada akhirnya dapat memengaruhi kesejahteraan secara keseluruhan. 

Sedangkan pengertian harmonisasi menurut kamus besar bahasa 

Indonesia (KBBI) harmonisasi adalah upaya pencarian keselarasan.51 Dan 

keselarasan disini mempunyai arti bahwa manusia sebagai makhluk sosial 

sejatinya dituntut hidup secara damai berdampingan serta meminimalisir 

terjadinya konflik atau perpecahan dalam berbagai aspek. Agama merupakan 

salah satu faktor pendorong terjadinya dinamika interaksi sosial manusia, 

kenyakinan terhadap agama akan sangat memungkinkan membentuk ruang 

sosial antara masing-masing pemeluknya. Ruang sosial tersebut kemudian 

mempengaruhi pola hubungan sosial antar suku, bahwa agama tidak hanya 

memainkan peranan integratif akan tetapi menciptakan harmoni dalam 

kehidupan sosial bermasyarakat.52 

 

50 M. Kharis Fadillah, ‘Ḥadis Pendidikan Etika Sosial Serta Urgensinya Terhadap 
Masyarakat’, Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan, Vol.  5 No .2 (Juli-Desember 2022), h. 2-3. 

51 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusta Bahasa, 2008), h. 512. 

52 Sakban Lubis, Harmonisasi Dakwah MUI Labuhan Batu (Cet. I; Jambi: PT. Sonpedia 
Publishing Indonesia, 2023), h. 21. 
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Kemudian ditinjau dari segi filsafat bahwa harmonisasi dapat diartikan 

sebagai bentuk kerja sama dengan berbagai elemen, sehingga elemen tersebut 

menghasilkan satu kesatuan yang luhur. Dalam pandangan ilmu sosiologi pun 

dijelaskan bahwa harmonisasi ialah bentuk usaha untuk mempertemukan 

atau melerai berbagai macam pertentangan di masyarakat.53  

Dapat juga diartikan bahwa harmonisasi merupakan keteraturan sosial 

yang dapat dipahami sebagai suatu sistem kemasyarakatan, pola hubungan, 

dan kebiasaan yang berjalan lancar demi tercapainya tujuan masyarakat. Disisi 

lain, ditegaskan bahwa keteraturan sosial merupakan suatu keadaan dimana 

hubungan-hubungan sosial berlangsung secara selaras, serasi dan harmonis 

sesuai nilai-nilai ataupun norma agama yang berlaku.54 Adapun faktor-faktor 

yang mendorong terjadinya harmonisasi sebagai berikut: 

1. Menciptakan kesadaran diri masing-masing untuk menjaga 

keharmonisan antara satu sama lain, dengan menerapkan sikap saling 

tenggang rasa, menghargai, serta tidak memaksakan khendak orang 

lain. Sehingga masyarakat dapat hidup tenang. Saling membantu, saling 

menghormati dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Proses interaksi yang dilakukan masyarakat, dengan menerapkan 

komunikasi yang baik dapat mencengah terjadinya permasalahan dan 

kesalahfahaman. Untuk itu dilakukan berbagai kegiatan dialog oleh 

masyarakat setempat, dengan tujuan untuk mempersatukan diantara 

suku-suku yang lain dan dijadikan sebagai pedoman agar tetap hidup 

berdampingan dalam bingkai harmonis. 

 

53 Muhammad Ḥendri Nuryadi and Pipit Widiatmaka, ‘Ḥarmonisasi Antar Etnis Dan 
Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Di Kalimantan Barat Pada Era Society 5.0’, Jurnal 
Ketahanan Nasional, Vol. 28 No. 1 (April 2022), h. 109. 

54 Sakban Lubis, Harmonisasi Dakwah MUI Labuhan Batu, h. 22.  
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3. Menghilangkan prasangka negatif terhadap yang lain. Dengan saling 

menyakinkan bahwa prasangka negatif akan menimbulkan terjadinya 

konflik sosial antar suku yang lain. 

Dengan demikian, penerapan harmonisasi merupakan hal yang mesti 

dilakukan untuk menyatukan serta menanamkan rasa persaudaraan juga rasa 

kekeluargaan walaupun berbeda dari segi kenyakinan, pemahaman, suku, 

etnis, ras ataupun adat. Oleh sebab itu, untuk mencapai suatu hubungan yang 

harmonis diperlukan adanya komunikasi yang efektif guna menghindari 

terjadinya perpecahan antar anggota masyarakat atau suku dari aspek sosial, 

budaya ataupun kenyakinan. Komunikasi yang baik merupakan prasarana 

utama dalam menciptakan sebuah perdamaian masyarakat menuju kehidupan 

yang harmoni.55 

B. Suku-suku di Desa Ujung Baru Kecamatan Wonomulyo 

1. Suku Mandar 

Mandar merupakan salah satu suku berbudaya maritim yang berasal 

dari provinsi Sulawesi Barat. Lahirnya suku Mandar dapat ditelusuri pada 

abad ke 16 yang merupakan tujuh kerajaan kecil bersepakat membentuk 

federasi pada akhir abad 16. Nama federasi tersebut ialah pitu Baqbana 

Binanga yang berarti tujuh kerajaan di muara sungai. Selanjutnya, federasi 

tersebut bergabung dengan federasi tujuh kerajaan dari pengunungan. 

Sehingga nama baru federasi tersebut Pitu Baqbana Binanga dan Pitu Ulunna 

Salu artinya tujuh kerajaan di muara sungai dan tujuh kerjaan di hulu sungai.56 

Suku Mandar dulunya merupakan bagian dari Sulawesi Selatan, tetapi 

pada tahun 2006 daerah suku Mandar terpisah dari Sulawesi Selatan menjadi 

 
55 Sakban Lubis,  Harmonisasi Dakwah MUI Labuhan Batu, h. 7. 

56 Afid Nurkholis, ‘Mengenal Pusat Kebudayaan Maritim: Suku Bajo, Suku Bugis, Suku 
Buton, Suku Mandar Di Segitiga Emas Nusantara, h. 9. 
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sebuah provinsi tersendiri di bagian barat Sulawesi, namun suku Mandar yang 

sudah bermukim di kota Makassar masih tetap menjadi bagian dari 

masyarakat kota Makassar. Ini terbukti dengan adanya sebuah perkampungan 

Mandar yang bagi masyarakat Makassar mengenalnya dengan nama 

“Kampung Mandar” daerah ini berada di jalan Rajawali kelurahan Lette 

Kecamatan Mariso kota Makassar, penghuni daerah tersebut mayoritas suku 

Mandar.57 

 Salah satu contoh yang berkembang bagi suku-suku yang ada di 

Sulawesi Selatan salah satunya adalah suku Mandar. Suku mandar diakui 

sebagai pelaut yang ulung yang hanya menggunakan perahu “Sandeq” dalam 

mengarungi lautan luas, diketahui juga bahwa Suku Mandar adalah suku yang 

banyak memiliki “ilmu sihir” atau bagi masyarakat Sulawesi Selatan 

menyebutnya dengan istilah “Doti” pelembekan kepala terhadap lawan yang 

ingin disengsarakan. Oleh sebab itu, jenis doti yang dimiliki suku Mandar dan 

menjadi cerita yang lazim terdengar di masyarakat Sulawesi Selatan.58 

Aktualisasi nilai-nilai budaya lokal pada perkawinan Adat Mandar 

diyakini sebagai sumber kebaikan dan juga kejelekan. Bagi masyarakat 

Mandar, pernikahan bukan berarti ikatan lahir batin antara seorang pria 

sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, tetapi lebih dari itu pernikahan 

merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga laki-laki 

dan keluarga pihka perempuan yang akan membentuk rukun keluarga besar. 

Pelaksanaan pernikahan adat di daerah Mandar tersebut di dalamnya 

terkandung nilai-nilai budaya loka seperti sianaung pa’mai, sirondo-rondoi dan 

 
57 Syamsu Rijal, dkk, Potensi Sejarah dan Budaya Mandar dalam Perspektif Pariwisata 

(Cet. I; Makassar: Politeknik Pariwisata Makassar, 2019), h. 30. 

58 Syamsu Rijal, dkk, Potensi Sejarah dan Budaya Mandar dalam Perspektif Pariwisata, 
h. 39. 
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sibaliparri. Adapun prosesi upacara pernikahan adat Mandar dilakukan dalam 

tiga tahap yatu: 1) tahap pendahuluan (pra pernikahan), 2) tahap pelaksanaan 

(hari pernikahan), dan 3) tahap sesudah pernikahan.59 

Dalam suku mandar beragam tradisi yang dimiliki salah satunya ialah 

tradisi Saiyyang Pattu’duq, awal mula munculnya tradisi Saiyyang Pattu’duq 

sejak adanya kerajaan di Mandar dan saat itu para bangsawan menggunakan 

kuda sebagai alat transportasi dan pelaksanaannya hanya dilakukan pada 

kalangan istana. Seiring perkembangan zaman, Saiyyang pattu’duq bukan lagi 

dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, akan tetapi sudah dilakukan oleh 

lapisan masyarakat. Sebagai contoh persiapan tradisi Sayyang pattu’duq 

apabila memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad saw., maka akan 

dibentuk panitia maulid dan bermusyawarah dengan masyarakat apakah 

memiliki anak yang sudah khatam al-Qur’an, yang nantinya akan dirayakan 

menggunakan Saiyyang Pattu’duq dan menariknya dibarengi dengan pesarung 

(penggiring), grup rebana dan aksesoris lainnya.60 

Adapun ciri khas Suku Mandar yaitu dengan Bahasa dan Aksentuasi 

Khas bahwa Suku Mandar memiliki bahasa yang khas dan unik, yang sering 

diucapkan dengan aksentuasi khas suku Mandar. Bahasa Mandar memiliki 

banyak dialek yang berbeda, namun semuanya masih memiliki kesamaan 

dalam struktur dan kosakata. Bahasa ini menjadi salah satu aspek menarik 

dari suku Mandar dan menjadi ciri khas yang unik. Dalam bahasa Mandar, 

terdapat penggunaan kata-kata yang hanya digunakan oleh suku Mandar dan 

 
59 Syamsu Rijal, Potensi Sejarah Dan Budaya Mandar Dalam Perspektif Pariwisata (Cet. 

I; Makassar: Politeknik Pariwisata Makassar, 2019), h. 88-90. 

60 Masita Masita and Andi Agustang, ‘Pergeseran Pemaknaan Perayaan Tradisi 
Saiyyang Pattu’duq Di Tinambung Polewali Mandar’, Phinisi Integration Review, Vol. 3 No .2 
(2020), h. 173. Lihat juga, Ma’lum Rasyid dan Muh. Idham Khalid Bodi, Saiyyang Pattuqduq 
Dan Khataman Al-Qur’an Di Mandar (Cet. I; Sulawesi Barat: Zadahaniva Publishing, 2016), h. 
42-43. 
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tidak ditemukan dalam bahasa daerah lain. Aksentuasi dalam bahasa Mandar 

juga memberikan kekhasan tersendiri dan sering dianggap unik oleh orang-

orang dari luar suku Mandar.61 

Dalam Suku Mandar juga memiliki beberapa dialek yang berbeda, yang 

bervariasi berdasarkan wilayah tempat tinggal orang Mandar. Beberapa dialek 

yang paling umum adalah dialek Mamuju, dialek Sendana, dan dialek Banggae. 

Meskipun terdapat perbedaan dalam pengucapan dan kosakata, semua dialek 

ini dapat dimengerti oleh orang Mandar. Dialek Mamuju adalah yang paling 

umum digunakan, biasanya diajarkan di sekolah-sekolah dan merupakan 

dialek yang umum digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, Bahasa 

Mandar dikenal dengan kosa katanya yang unik, termasuk kata-kata yang 

eksklusif untuk suku Mandar dan tidak ditemukan dalam bahasa daerah lain. 

Misalnya, “balai” merujuk pada rumah tradisional suku Mandar, sementara 

“balusu” secara khusus berarti pohon kelapa. Selain itu, bahasa Mandar juga 

mengandung serangkaian istilah yang digunakan untuk menggambarkan adat 

istiadat dan tradisi suku Mandar, yang menunjukkan kekayaan warisan budaya 

masyarakatnya.62 

Yang terakhir Pakaian tradisional suku Mandar memiliki karakteristik 

yang unik. Pakaian ini terbuat dari kain tenun yang dibuat oleh para wanita 

suku Mandar dengan menggunakan metode tradisional. Kain-kain ini sering 

kali memiliki motif dan warna yang berbeda, seperti batik atau desain 

geometris. Pakaian tradisional wanita terdiri dari kebaya dengan lengan 

pendek, dipasangkan dengan sarung dan ikat pinggang kain tenun. Pakaian 

 

61 Arie Sutanto, ‘Ciri Khas Suku Mandar Kearifan Budaya Yang Tak Tergantikan’, Ciri Or 
Id. <https://ciri.or.id/ciri-khas-suku-mandar/> (Di akses Tanggal 04 Juni 2024). 

62 Sutanto, (Di akses Tanggal 04 Juni 2024). 



35 

 

tradisional pria terdiri dari baju koko dengan celana panjang, dipadukan 

dengan sarung dan ikat pinggang kain tenun. 

2. Suku Jawa 

Asal usul suku Jawa ialah bermula dari kerajaan kuno yang ada di tanah 

Sunda dan nama kerajaan Sunda tersebut adalah kerajaan Salaka Nagara yang 

diyakini oleh para pakar sejarah sebagai kerajaan pertama di Nusantara yang 

berbasis di Bogor dan Bekasi. Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di 

Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. 

Setidaknya 41,7% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa.  Selain ketiga 

provinsi tersebut, suku Jawa banyak bermukim di Lampung, Banteng, Jakarta, 

dan Sumatera Utara. Di Jawa Barat mereka banyak ditemukan di Kabupaten 

Indramayu dan Cirebon. Suku Jawa juga memiliki sub suku, seperti suku Osing, 

orang Samin, suku Bawean/Boyan, Naga, Nagaring, suku Tengger, dan lain-

lain.63 

Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia. Jumlahnya 

sekitar 90 juta, mereka berasal dari pulau jawa terutama ditemukan di provinsi 

jawa tengah dan jawa timur, tetapi di provinsi jawa barat banyak ditemukan 

suku jawa, terutama di kabupaten Indramayu dan Cirebon yang mayoritas 

penduduknya merupakan orang jawa yang berbahasa dan berbudaya jawa. 

Dan wilayah-wilayah lain terdapat juga suku jawa, suku jawa juga memiliki sub 

suku seperti osing dan tengger. Sedangkan kepercayaan suku jawa adalah 

sebagian besar menganut agama Islam. Akan tetapi banyak juga yang 

menganut agama protestan dan khatolik, selain itu ada juga penganut agama 

buddha dan hindu. Namun ada kepercayaan suku jawa yang biasa di sebut 

 

63 Edi Sedyawati, dkk, Sejarah Kebudayaan Jawa (Cet. I; Jakarta: CV. Manggala Bhakti, 
1993), h. 23. 
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dengan agama kejawen. Kepercayaan ini bias disebut sebagai kepercayaan 

animisme. Sedangkan profesi suku jawa di Indonesia mempunyai pekerjaan di 

segala bidang diantaranya pegawai negeri sipil dan militer, kemudian yang 

paling menonjol ialah di bidang pertanian.64 

Mengingat tingginya nilai-nilai filosofi dalam tradisi dan ritual adat 

pernikahan jawa, berikut memiliki beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu: 1) 

Siraman (membersihkan diri menjelang acara besar), 2) Midodareni (simbol 

malam yang baik untuk bersilaturrahmi), 3) Injak telur (dimaknai sebagai 

harapan dan lambang kesetiaan), 4) Sikepansindur (tali kasi sayang yang erat 

dan tak terpisahkan), 5) Pangkuan (berbagi kasih yang adil), 6) Kacar-kucur 

(lambang dari kesejahteraan dalam rumah tangga), 7) Dulang-dulangan 

(saling menolong dan rukun), 8) Sungkeman (Bakti pada orang tua atau 

sesepuh), 9) Janur kuning (harapan mendapatkan cahaya yang baik), 10) 

Kembar Mayang (makna akan setiap harapan baik untuk rumah tangga nanti), 

11) Tarub (kemakmuran dan harapan).65 

Dalam suku Jawa, beberapa tradisi yang masih dipertahankan 

diantaranya 1). Tingkeban ini dilakukan apabila perempuan yang baru 

mengandung dan umur kandungannya sudah tujuh bulan, maka dalam adat 

jawa diadakan acara tingkeban meliputi 2) Sepiring nasi untuk setiap tamu 

dengan nasi putih diatas dan nasi kuning dibawahnya melambangkan kesucian 

dan cinta kasih, 3) Adanya tujuh tumpeng nasi putih melambangkan tujuh 

bulan kehamilan, dll. 4). Babaran adalah slametan kecil dengan anggota 

 

64 Edi Sedyawati, dkk, Sejarah Kebudayaan Jawa, h. 37. 

65 Alda Putri Anindika Ambarwati and Indah Lylys Mustika, ‘Pernikahan Adat Jawa 
Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia’, Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra 
Indonesia (SENASBASA), Vol. 2 No .2 (2018), h. 19. 
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keluarga saja dan hidangannya pun terdiri dari sepiring jenang dan sebuah 

pisang yang melambangkan kelahirannya lancar.66 

Dalam Suku Jawa dikenal dengan kekayaan dan logat yang memikat 

bahwa bahasa Jawa adalah karakteristik yang menonjol dari suku Jawa. Bahasa 

ini unik dengan sistem aksara Jawa yang khas dan aksen yang kaya. Aksara 

Jawa merupakan salah satu aksara tradisional di Indonesia yang dikenal 

dengan keindahan dan kerumitannya. Aksara Jawa tidak hanya digunakan 

untuk menulis, tetapi juga dalam seni dan budaya Jawa, seperti dalam tarian, 

musik, dan ukiran. Selain itu, aksen Jawa menambah warna dan kekhasan 

dalam percakapan sehari-hari di antara orang Jawa.67 

Kemudian aksara Jawa memiliki nilai simbolis yang mendalam 

terhadap budaya Jawa. Setiap aksara memiliki makna dan filosofi tersendiri, 

yang mengandung kebijaksanaan dan keindahan. Dalam bidang seni rupa, 

aksara Jawa sering digunakan sebagai motif batik, ukiran kayu, dan lukisan. 

Selain itu, aksara Jawa juga sering digunakan dalam seni pewayangan, di mana 

dalang menggunakan aksara Jawa untuk melantunkan mantra dan bercerita. 

Kehadiran aksara Jawa sebagai simbol identitas budaya Jawa merupakan bukti 

kekayaan dan keluhuran budaya mereka. 

Selanjutnya suku Jawa terdapat Logat dengan karakteristik yang 

menarik dari suku Jawa. Ada berbagai dialek dan variasi bahasa Jawa di 

berbagai daerah di Jawa. Dialek-dialek bahasa Jawa memiliki suara yang indah 

dan makna yang dalam. Setiap kata dalam bahasa Jawa memiliki makna yang 

kaya dan kompleks, dan sering kali mengandung nilai-nilai budaya yang 

 

66 Ainur Rofiq, ‘Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam’, Jurnal 
Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran, Vol. 15 No .2 (September 2015), h. 100.  

67 Arie Susanto, ‘Ciri Khas Suku Jawa Keunikan Dan Kekayaan Budaya Yang 
Menakjubkan’, Ciri Or Id <https://ciri.or.id/ciri-khas-suku-jawa/>. (Di akses Tanggal 8 Juni 
2024. 
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mendalam. Dialek Jawa juga merupakan sarana untuk menyampaikan ekspresi 

dan perasaan yang lebih dalam, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari 

identitas Jawa. 

Demikian halnya, Batik Jawa memiliki banyak motif yang 

menggambarkan kehidupan, alam, dan nilai-nilai budaya suku Jawa. Setiap 

motif memiliki makna dan filosofi tersendiri yang diwariskan secara turun-

temurun. Motif-motif ini sering kali menampilkan flora, fauna, mitologi, dan 

cerita rakyat, yang menyampaikan nilai-nilai moral dan kebijaksanaan. 

Pembuatan batik Jawa melibatkan proses “malam”, “canting”, dan pewarnaan, 

yang membutuhkan keterampilan tinggi. Keindahan dan keunikan motif serta 

filosofi yang mendasarinya membuat batik Jawa menjadi salah satu bentuk 

seni yang paling dihargai dan dikagumi di dunia. 

3. Suku Bugis 

Suku bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Melayu 

Deutero. Masuk ke nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan 

Asia, tepatnya Yunan. Kata “Bugis” berasal dari kata To Ugi, yang berarti orang 

bugis. Penamaan “ugi” merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat 

di Pammana Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpugi. Ketika rakyat La 

Sattumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. 

Mereka menjuluki dirinya sebagai To Ugi atau orang-orang atau pengikut dari 

La Sattumpugi. La Sattumpugi adalah ayah dari We Cudai dan bersaudara 

dengan Batara Lattu, ayah dari Sawerigading. Sawerigading sendiri adalah 

suami dari We Cudai dan melahirkan beberapa anak termasuk La Galigo yang 

membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9000 

halaman folio. Sawerigading Opunna Ware (Yang dipertuan di Ware) adalah 

kisah yang tertuang dalam karya sastra I La Galigo dalam tradisi masyarakat 
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Bugis. Kisah Sawerigading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk, Kaili, 

Gorontalo, dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton.68 

Orang Bugis zaman dulu menganggap nenek moyang mereka adalah 

pribumi yang telah didatangi titisan langsung dari “dunia atas” yang “turun” 

(manurung) atau dari “dunia bawah” yang “naik” (tompo) untuk membawa 

norma dan aturan sosial ke bumi 10. Umumnya orang-orang Bugis sangat 

meyakini akan hal to manurung, tidak terjadi banyak perbedaan pendapat 

tentang sejarah ini. Sehingga setiap orang yang merupakan etnis Bugis, tentu 

mengetahui asal-usul keberadaan komunitasnya.69 

Pekerjaan yang digeluti oleh orang Bugis terutama bila mereka 

merantau ke daerah lain adalah sebagai pedagang, saudagar, pengusaha, atau 

nama apa pun semacam itu dan perantau adalah ciri yang melekat pada 

kebanyakan orang Bugis dan Makassar. Ḥampir semua provinsi di nusantara 

ini bisa dipastikan ada orang asal Sulawesi Selatan di situ dengan pekerjaan 

utama pedagang atau pengusaha. Terbukti saat Pertemuan Saudagar Bugis-

Makassar awal November 2013 yang lalu, ratusan perwakilan saudagar Bugis-

Makassar yang berasal dari dalam dan luar negeri ikut hadir.70 

Ciri khas suku Bugis diantaranya suku Bugis dikenal sebagai kelompok 

etnis yang memiliki tradisi merantau, yang menjelaskan keahlian mereka 

dalam membuat perahu pinisi, mereka mampu membangun sebuah kerajaan 

tanpa ibu kota kerajaan sebagai pusat kegiatan, suku Bugis telah 

mengintegrasikan Islam sebagai bagian penting dari adat istiadat dan budaya 

 
68 Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar (Program Studi Sosiologi Agama Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat, h. 46. 

69 Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar (Program Studi Sosiologi Agama Fakultas 
Ushuluddin dan Filsafat, h. 47. 

70 Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar (Program Studi Sosiologi Agama Fakultas 
Ushuluddin dan Filsafat, h. 58. 
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mereka, dan suku Bugis dikenal dengan karakternya yang kuat dan 

komitmennya untuk menjunjung tinggi kehormatan.71 

Kemudian dari segi bahasa bahwa bahas Bugis adalah bahasa yang 

termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia dan dituturkan oleh suku Bugis 

di Sulawesi Selatan. Daerah penutur utama bahasa Bugis meliputi Kabupaten 

Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten 

Majene, Kabupaten Luwu, Sidenreng Rappang, Soppeng, Wajo, Kabupaten 

Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, Kota Parepare, Kabupaten 

Enrekang, dan Kabupaten Bulukumba. 

Bahasa Bugis terdiri dari beberapa dialek, dengan variasi kosakata. 

Misalnya, dialek Pinrang dan Sidrap menggunakan “Loka” untuk pisang, 

sementara dialek Bugis lainnya menggunakan “Otti” atau “Utti.” Ada juga 

perbedaan dalam penggunaan huruf tertentu, seperti “W” yang diganti dengan 

“Utti” dalam dialek Sinjai, dan “C” yang diganti dengan “SY”. Misalnya, “cappa 

(ujung)” menjadi “syappa” dalam dialek Sinjai. 

d. Suku Makassar 

Suku Makassar adalah nama Melayu untuk suku yang mendiami pesisir 

selatan pulau Sulawesi. Orang makassar menyebutnya Mangkasara’ yang 

berarti mereka bersifat terbuka. Etnis Makassar adalah etnis yang berjiwa 

penakluk namun demokratis dalam memerintah. Gemar berperang dan jaya di 

laut. Adapun bahasa Makassar atau biasa juga disebut sebagai bahasa 

Mangkasara’ yaitu bahasa yang dituturkan oleh suku Makassar penduduk 

Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, orang makassar memiliki karakter yang 

terbuka, dan spontan dalam menghadapi suatu persoalan. Selain itu mereka 

termasuk orang yang mudah bergaul. Walau terkadang mengucapkan kata 

 
71 Fifi Fatmawati and Ḥeri Kurnia, ‘Mengenal Kebudayaan Suku Bugis’, Jurnal Ilmu 

Sosial Dan Budaya Indonesia, Vol. 1 No. 2 (November 2024), h. 3. 
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yang cenderung kasar (menurut kelompok suku lain), tetapi mereka adalah 

orang-orang yang setia dalam persahabatan.72 Pada masa lalu, pernah berdiri 

suatu kerajaan besar bernama Kerajaan Gowa di tanah Makassar, sekitar abad 

14 sampai 17. Kerajaan Gowa tersebut memiliki armada laut yang mampu 

menjelajah keluar wilayah Sulawesi, sampai ke beberapa daerah lain di 

kepulauan Indonesia. Sejarah asal-usul suka Makassar masih memiliki 

hubungan kerabat dengan suku bugis. Menurut cerita, bahwa pada awalnya, 

suku Makassar dan suku Bugis hidup sebagai satu kesatuan suku bangsa. Akan 

tetapi seiring berjalannya waktu, mereka terpisah dengan membentuk 

kelompok masing-masing.73 

Olehnya itu, beberapa abad yang lalu, masyarakat suku Makassar telah 

mengenal agama Islam, mayoritas orang Makassar adalah beragama Islam. 

Sejak mereka memeluk Islam, segala macam bentuk kepercayaan agama purba 

mereka tinggalkan. Agama Islam telah hadir di kalangan masyarakat orang 

Makassar sejak berabad-abad yang lalu. Mereka adalah penganut Islam yang 

kuat. Sebab agama Islam menjadi agama rakyat bagi suku Makassar, sehingga 

beberapa tradisi adat dan budaya serta dalam kehidupan sehari-hari suku 

Makassar banyak dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang mengandung 

unsur Islami. Masyarakat suku Makassar saat ini merupakan masyarakat 

perkotaan, sebab komunitas masyarakat suku Makassar terkonsentrasi di 

kota-kota. Berbagai macam profesi di segala bidang, mulai dari petani, nelayan, 

pengusaha, pedagang, guru dan lain-lain.74 

 
72 Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar (Program Studi Sosiologi Agama Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat, 2014), h. 54. 

73 Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar (Program Studi Sosiologi Agama Fakultas 
Ushuluddin dan Filsafat, h. 56. 

74 Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar (Program Studi Sosiologi Agama Fakultas 
Ushuluddin dan Filsafat, h. 57. 
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Dalam suku Makassar dikenal dengan adat Appa bunting yang berarti 

melaksanakan upacara perkawinan. Pada pemaknaannya perkawinan Suku 

Makassar sama halnya dengan perkawinan dengan adat yang lain. Prosesinya 

melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Upacara pernikahan 

tersebut diawali dengan mappese’-pese’ atau tahap penajajakan. Pada tahapan 

ini dilakukan untuk memastikan bahwa sang gadis belum ada yang meminang. 

Kemudian tahapan selanjutnya ialah Madduta atau kunjungan lamaran. Pihak 

laki-laki mengirimkan utusan yang disebut to madduta, sedangkan pihak 

perempuan disebut sebagai to ridutai. Kemudian hal yang penting juga dalam 

upacara perkawinan ialah mappenre’ dui’ atau penyerahan uang belanja, uang 

belanja atau dui manre’ merupakan uang antaran yang harus diserahkan oleh 

pihak laki-laki kepada perempuan sebagai biaya dari prosesi perkawinan.75 

Tradisi yang bertahan secara turun temurun dalam Suku Makassar 

dikenal dengan tradisi Pakkio’ Bunting. Namun perlu dijelaskan sedikit seperti 

apa pengertian dari tradisi tersebut bahwa tradisi merupakan kesamaan 

benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada 

hingga saat ini dan belum dihancurkan atau dirusak. Sebagai suku makassar 

bahwa tradisi Pakkio Bunting menjadi salah satu bentuk interaksi antara 

keluarga mempelai wanita dengan mempelai laki-laki. Dalam interaksi 

tersebut, terdapat komunikasi penyampaian nilai-nilai budaya yang sangat 

penting dalam membina rumah tangga. Nilai-nilai tersebut meliputi nasehat 

mengembangkan tanggung jawab, menjaga kesetiaan, dan nasehat untuk 

membiasakan hidup sederhana.76 

 
75 Nosakros Arya, Teguh Ardiansyah Sabir, and Dhia Naufalia Ilmi, ‘Analysis of the 

Symbolic Meaning of the Pakkio ’ Pregnant Tradition in Makassar Traditional Marriage’, Jurnal 
Ilmu Komunikasi, Vol. 2 No .2 (2021), h. 86. 

76 Arya, Sabir, and Ilmi, h. 87. 



43 

 

Salah satu ciri khas yang melekat pada suku Makassar adalah Siri’na 

Pacce. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mereka menjaga harga diri mereka 

melalui Siri’ dan merasa malu untuk melakukan hal-hal yang memalukan, 

belajar untuk menghormati martabat harga diri orang lain, sedangkan Pacce 

merupakan rasa empati teradap sesama manusia, kelurga ataupun kerabat 

yang ditimpa musibah sehingga mendorong rasa solidaritas diantara mereka 

untuk membantu.77 

C. Defenisi Ukhuwah 

Ukhuwah Islamiyah adalah bentuk persaudaraan antara sesama umat 

Islam. Menurut Ḥasan Al-Banna, bahwa ukhuwah Islamiyah ialah bentuk 

keterikatan hati dan jiwa antara satu sama lain dari aspek aqidah. Dengan kata 

lain bahwa Istilah Ukhuwah mengacu pada rasa persaudaraan di mana dua 

atau lebih individu berbagi rasa empati dan simpati satu sama lain. Dalam 

bahasa Arab, kata 'ukhuwah' berasal dari kata 'akhā', yang digunakan untuk 

menggambarkan tindakan memberikan perhatian. Kata ini kemudian berubah 

menjadi beberapa bentuk seperti 'al-akh' atau 'akhu', yang pada dasarnya 

berarti "teman" orang yang selalu bersama dalam setiap keadaan.78 

Dengan persaudaraan sesama umat Islam harus tetap terjaga agar 

tercipta kehidupan yang lebih damai, aman, tentram dan sejahtera. Oleh sebab 

itu, ada tiga jenis ukhuwah (persaudaraan) diantaranya: Ukhuwah Islamiyah, 

Ukhuwah Wathaniyah, dan Ukhuwah Basyariyah.79  

 

77 Auliah Safitri and Suharno Suharno, ‘Budaya Siri’ Na Pacce Dan Sipakatau Dalam 
Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan’, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol. 22 
No. 1 (Juni 2020), h. 8. Lihat juga, Imam Nawawi, Syarah Hadits Arba’in An-Nawawiyah (Solo: 
As-Salam Publishing, 2013), h. 195. 

78 Thifa Azahra and others, ‘Media Sosial Sebagai Perekat Ukhuwah Islamiyah’, Vol. 21 
No. 1 (Maret 2023), h. 33. 

79 Ali Ridho, ‘Internalisasi Nilai Pendidikan Ukhuwah Islamiyah, Menuju Perdamaian 
(Shulhu) Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Ḥadis’, At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan 
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Pertama, Ukhuwah Islamiyah merupakan bentuk persaudaraan sesama 

umat Islam. Persaudaraan tersebut meliputi seluruh negara yang memiliki 

penduduk yang bergama Islam. Maksudnya ialah walaupun saudara semuslim 

berada di negara Amerika dan Spanyol, maka dia tetap dianggap saudara.  

Kedua, Ukhuwah Wathaniyah adalah bentuk persaudaraan sesama satu 

bangsa atau negara. Persaudaraan semacam ini terjadi disebabkan karena 

mereka satu wilayah juga satu negara. Artinya bahwa saudara semuslim 

ataupun non-muslim mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air 

(indonesia).   

Ketiga, Ukhuwah Basyariyah ialah persaudaraan sesama manusia yang 

meliputi seluruh negara dan semua agama dirangkul. Ḥal ini disebabkan, 

karena pada hakikatnya seluruh manusia merupakan ciptaan Allah swt. Jadi 

dalam siklus kehidupan sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain, 

dalam bahasa sosialnya ialah interaksi sosial.  

Manusia sebagai makhluk sosial dapat dipahami bahwa manusia 

membutuhkan kerja sama antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan. 

Sebab setiap individu dapat dibedakan dari segi kenyakinan dan agama yang 

dianut, baik dari segi etnis, geografis, dari segi prinsip politik, dari segi 

ekonomi, dari segi pola pikir, serta pandangan hidup (ideologi), adat istiadat, 

dan sebagainya. Dengan kepekaan dan kepedulian antara sesama tersebut, itu 

dapat diwujudkan melalui bentuk pemahaman serta pengamalan bahwa 

manusia dengan manusia yang lainnya saling melengkapi, saling 

membutuhkan, saling membantu, saling mengasihi serta saling menyayangi. 

Oleh sebab itu, tak ada seseorang yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. 

 
Pemikiran Islam, Vol. 1 No. 02 (Juli-Desember 2019), h. 169. Lihat juga, Rachmat Syafe’i, Al-
Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, Dan Hukum, Edisi Revisi (Cet. X; Bandung: Pustaka Setia), h. 204-
205. 
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Maka, untuk memperoleh bantuan orang lain, hendaknya seseorang juga 

berusaha membantu sesamanya.80 

D. Urgensi Ukhuwah 

Adapun urgensi ukhuwah yang terdiri dari beberapa poin, diantaranya: 

1) Ukhuwah merupakan bagian penting dari sebuah keimanan. 

2) Ukhuwah menjadi salah satu bentuk pilar kekuatan umat Islam, 

sama seperti yang terjadi di zaman Nabi ketika beliau membangun 

masyarakat muslim di Madinah.  

3) Membangun ukhuwah yang solid, sehingga dari ukhuwah akan 

memudahkan tugas membangun masyarakat, serta sekaligus 

mengundang rahmat dan pertolongan Allah swt. 

4) Terbangunnya umat dan terhindar dari perpecahan, yang dapat 

mengakibatkan runtuhnya nilai persaudaraan. 

5) Orang-orang yang memusuhi Islam selalu bersama-sama untuk 

menghancurkan umat Islam. Olehnya itu, untuk menghadapinya 

diperlukan persatuan dan kesatuan antar sesama manusia.81 

6) Perlunya sikap dewasa, berkeadaban dalam beragama. 

7) Perlunya sikap multikulturlisme, yaitu kesediaan untuk hidup 

berdampingan dan saling menghormati dan bekerja sama dalam 

masyarakat yang plural. 

 

80 Mukhlis Mukhtar, ‘Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Ḥadis’, Jurnal Ushuluddin, Vol. 
23 No. 1 (2021), h. 83. 

81 Didin Ḥafidhuddin, Islam Aplikatif (Cet: I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 156. 
Lihat juga, Tobroni, Pendidikan Agama Multikultural Dari Etika Religius Kajian Empiris Hingga 
Praksis Implementatif Toleransi Beragama (Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 
2023), h. 206. 
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8) Adanya kesejahteraan dan keadilan sehingga tidak ada kelompok 

yang merasa dipinggirkan dan terzholimi. 

E. Penyakit Ukhuwah 

1) Berbagai pertentangan yang terjadi sering diakibatkan oleh 

pemahaman yang tidak sejalan atau komperehensif dan kaffah (aspek 

pemahaman). 

2) Ta’asud dan fanatisme yang berlebih-lebihan terhadap kelompoknya 

sendiri dan cenderung meremehkan kelompok lain, padahal masih 

sesama umat Islam. 

3) Kurang tasamuh “toleransi” terhadap perbedaan yang ada, sehingga 

menutup pintu komunikasi yang kreatif dan terbuka. 

4) Kurang bersedia untuk saling ber-taushiyyah (saling menasehati) 

antara sesama umat Islam untuk mengurangi, menghilangkan berbagai 

kelemahan dan kekurangan yang ada (aspek keikhlasan). 

5) Kurang memahami kawan dan lawan yang sesungguhnya, sehingga 

sering salah mengantisipasi dan mengambil sebuah kesimpulan. 

6) Kurangnya skala prioritas pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga 

mudah tercecer dari segi implementasi serta pengaplikasiannya. 

7) Belum terbiasa dalam melakukan pembagian tugas baik antar individu, 

kelompok, dan oraganisasi yang di miliki umta Islam.82 

F. Konsep Multikulturalisme 

Adapun maksud dari multikulturalisme adalah merupakan istilah yang 

digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan 

yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan 

berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan 

 
82 Ḥafidhuddin, h. 158. 
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masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang 

mereka anut.83 

Umar Suryadi Bakry memberikan definisi terkait dengan 

multikulturalisme yang diawali penjelasan secara etimologi. Menurutnya, 

secara etimologi, multikulturalisme berasal dari bahasa inggris multi artinya 

banyak, dan kultural artinya budaya. Dengan demikian, multikulturalisme 

dapat diartikan sebagai paham yang menghormati banyak kebudayaan dalam 

sebuah masyarakat. Selanjutnya, multikulturalisme dapat pula diterjemahkan 

sebagai sebuah paham, filosofi, program atau kebijakan yang menghargai 

perbedaan budaya. Dalam konteks ini, dapat dimaknai bahwa konsep 

multikulturalisme sangat erta kaitannya dengan istilah-istilah lain seperti 

multiras, multiidentitas, multiagama, multibahasa, multietnis, dan sebagainya. 

Seperti yang dinyatakan Tahir Kamran bahwa multikulturalisme menunjukkan 

keragaman kelas, jenis kelamin, Bahasa, etnis, orientasi, dan kenyakinan 

keagamaan dalam suatu masyarakat. 

Umar Suryadi Bakry lebih lanjut mengutip pendapat Caleb Rosado 

bahwa sedikitnya ada tujuh jenis tindakan yang terlibat dalam definisi 

multikulturalisme, di antaranya: 1) pengakuan (recognition) keragaman 

budaya yang melimpah; 2) menghormati (respect) perbedaan; 3) menghargai 

(acknowledging) keabsahan berbagai ekspresi dan kontribusi budaya; 4) 

memberi nilai (valuing) apa yang ditawarkan oleh kebudayaan lain; 5) 

mendukung (encouraging) kontribusi berbagai kelompok; 6) memberdayakan 

(empowering) orang untuk memperkuat diri mereka sendiri dan orang lain 

untuk mencapai potensi maksimal mereka dengan bersikap kritis terhadap 

 

83 Sayadi, h. 28. 



48 

 

bias mereka sendiri; 7) merayakan (celebrating), bukan hanya menoleransi 

perbedaan-perbedaan untuk mewujudkan persatuan melalui keberagaman. 

Dengan demikian, penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat diketahui bahwa di antara ciri masyarakat multikultural, ialah: 

1) Adanya variasi dari perbedaan dan keragaman budaya. 

2) Kebebasan dalam menjalankan perbedaan budaya. 

3) Bahasa dan adat sosial yang berbeda. 

4) Adanya kepedulian dalam berbagai nilai kehidupan. 

5) Semua kelompok etnik menekankan toleransi berbudaya, bahasa, 

agama meskipun berbeda antara yang satu dengan yang lainnya agar 

tidak kehilangan identitas sebagai warga negara Indonesia.84 

Zainal Abidin Ahmad mengutip pernyataan Ḥasan Ibrahim Ḥasan, 

menurutnya bahwa dalam Piagam Madinah juga dijelaskan berbagai aspek 

terkait dengan pokok terciptanya suasana harmoni, toleransi dan kedamaian. 

Dengan ini, secara garis besar terdapat tiga point, yaitu: 

1) Mempersatukan segenap Muslimin yang berasal dari berbagai 

golongan dan suku bangsanya menjadi satu “ummat” yang bersatu. 

2) Menghidupkan semangat bantu-membantu diantara rakyat atau 

sesama suku dengan  dasar keagmaan. 

3) Ḥubungan antara anggota komunitas sesama Islam atau suku 

membangun prinsip bagaimana bertetangga dengan baik, saling 

membantu jika memerlukan bantuan, dan saling menasehati dalam 

kebaikan.85 

 
84 Sayadi, h. 29. 

85 Sayadi, h. 108-109. 
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Sebagaimana dalam riwayat al-Bukha rī  menyebutkan Nabi saw., 

bersabda, ialah: 
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 86)رواه البخاري(. د

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami  Khallad bin Yahya  berkata: telah 
menceritakan kepada kami  Sufyan  dari  Abu Burdah bin 'Abdullah bin 
Abu Burdah  dari  Kakeknya  dari  Abu Musa  dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam, beliau bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin dengan 
mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu 
sama lain. 

Adapun maksud hadis diatas adalah bahwa persatuan dan kesatuan, 

Nabi saw., mengibaratkan keberadaan orang beriman seperti sebuah 

bangunan rumah. Bagunan rumah bisa berdiri dengan kokoh setelah adanya 

perpaduan yang terkait satu sama lain seperti batu, semen, pasir, air, besi, dan 

kayu. Bergitu juga dengan umat Islam kalau hendak mau maju dan kuat harus 

ada persatuan yang kuat, dan tolong menolong antar sesamanya terutama 

bersatu dalam ajaran agama dan tolong menolong dalam kesulitan. 87 

Inilah yang diajarkan oleh Nabi saw., bahwa dengan menumbuhkan 

cinta, kasih sayang, serta rukun, dapat membina persaudaraan di berbagai 

kalangan umat Islam. Lebih lanjut dikatakan, bahwa apapun yang dirasakan 

oleh seseorang, baik kebahagiaan maupun kesengsaraan, dianggap sebagai 

kebahagiaan atau kesengsaraan juga. Dengan demikian, akan terbangun 

 

86 Bukha riy, Juz I, h. 103. 

87 Abd. Wadud, Pendidikan Agma Islam Al-Qur’an Hadis (Cet. I; Semarang: PT. Karya 
Toha Putra, 2015), h. 33. 
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suasana harmoni baik antar individu, kelompok ataupun masyarakat yang 

akan memperkokoh persatuan dan persaudaraan.88 

Sebelum masuk pada bahasan selanjutnya atau pemahaman 

narasumber, terlebih dahulu penulis menggambarkan sedikit persoalan 

tentang apa yang disebut sebagai konflik?. Tujuannya adalah untuk 

memberikan pemahaman bahwa konflik pada dasarnya dipandang sebagai 

perselisihan yang membawa pada kelabilan dan perpecahan. Olehnya itu, 

konflik secara teoritis memunculkan perubahan sosial ataupun perselisihan. 

Sebagaimana pendapat Muzafer Sherif menyatakan bahwa konflik merupakan 

perilaku antarkelompok antara dua atau lebih dari masing-masing anggota 

kelompok.89 

Salah satu teori yang dikategorikan dalam Realistic Conflict Theory 

(RCT) memiliki beberapa pandangan, antara lain bahwa konflik pada dasarnya 

buruk, manusia bersifat egois yang memaksimalkan keuntungan bagi dirinya, 

dan konflik terjadi sebagai akibat dari satu pihak yang ingin memiliki 

keuntungan bagi dirinya sendiri. Pandangan RCT ini juga tetap menjadi poros 

persoalan konflik, yaitu pada masalah kepentingan. Sherif memberi tawaran 

ketika mengurai konflik harus dengan cara mengubah menjadi kerja sama. 

Pada kenyataannya, penyelesaian perselisihan yang terjadi pada umat 

atau suku memerlukan yang namanya mediator, baik seseorang atau dari 

kalangan lembaga yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediator hendaknya 

mampu mermuskan sebuah masalah sebagai hal yang transenden,90 mampu 

membagi isu-isu besar kemudian diatur, serta mampu mengajak semua 

 

88 Wadud, h. 34. 

89 Abdul Rohman, Kontruksi Fikih Tasamuh Dalam Perspektif Sosiologis Pada Kelompok 
Keagamaan Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2022), h. 84-84. 

90 Sugono, h. 1544. 
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kelompok untuk duduk bersama dalam pertemua langsung untuk mengurangi 

komitmen masing-masing yang dirasa berlebihan. Sehingga efek  

menguntungkan yang diperoleh adalah menerima perbedaan secara rasional 

seperti kepentingan pribadi, kekuasaan, prestise, maupun otoritas yang 

diinginkan. 

G. Takhrij Hadis 

Mahmud al-Thahan menjelaskan bahwa kata al-takhrij menurut bahasa 

ialah berkumpul dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu. Kata al-

takhrij kemudian digolongkan kedalam beberapa kosakata yaitu: al-istimbat 

(mengeluarkan), al-tadrib, dan al-Taujih (memperhadapkan). Sedangkan 

menurut istilah adalah mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan 

menyebutkan para periwayatnya di dalam sanad sampai kepada matan hadis 

tersebut. Kemudian menunjukkan asal-usul dan mengemukakan sumber 

pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para 

mukharrijnya langsung yakni para periwayat yang menjadi penghimpun bagi 

hadis yang mereka riwayatkan.91 sedangkan kata takhrīj adalah bentuk masdar 

dari kata kharaja- yakhruju- khurūjan ( خروجا  -يخرج    -خرج   ) yang berasal dari 

akar kata kharaja ( ج-ر-خ  ). Akar kata ini memiliki dua makna dasar: 

menembus sesuatu (al-nafadz ‘an al-syai’) dan perbedaan antara dua warna 

(ikhtilaf launain).92 

Adapun kegunaan takhrij hadis dalam hal ini Syuhudi Ismail 

berpendapat bahwa tujuan utama takhrij al-hadis adalah menilai hadis dari 

segi sanad dan matannya. Takhrij al-hadis berguna untuk mengetahui status 

 
91 Ahmad Izzan, Studi Takhrij Hadis (Cet. I; Bandung: Tafakur, 2012), h. 2. 

92 Abu  Ḥ usain Ah mad bin Fariz bin Zakaria , Mu’jam Maqāyīs Al-Lugah, Juz. II (Beirut: 
Da r al-Jaī l, 1991), h. 192. Lihat juga, M. Ḥasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Pengantar Ilmu Hadis  
(Cet. X; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 194. 
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atau kualitas hadis yang diteliti, dan penelitian kualitas hadis sangat penting 

untuk menetapkan keabsahan hadis tersebut. Sedangkan ‘Abd al-Mahdi 

berpendapat bahwa tujuan utama dalam penelitian hadis atau takhrij al-hadis 

adalah melacak kembali hadis ke kitab sumbernya dengan bantuan petunjuk 

dari kitab metode takhrij, serta menjelaskan apakah hadis tersebut dapat 

dijadikan dasar hukum atau tidak.93 

Dalam melakukan takhrij al-hadis, diperlukan beberapa metode untuk 

melakukan penelitian sebuah hadis, diantaranya: a) Takhrij menurut lafadz 

pertama pada matan hadis; b) Takhrij berdasarkan salah satu lafadz matan 

hadis; c) Takhrij berdasarkan perawi pertama; d) Takhrij berdasarkan teman 

hadis; e) Takhrij berdasarkan status hadis.94 

H. Klasifikasi Hadis Ukhuwah Islamiyah 

Dalam penelitian ini, penulis akan mengklasifikasikan hadis-hadis 

tentang ukhuwah Islamiyah. Kemudian mencari letak hadisnya pada kitab 

sumber dengan menggunakan kitab metode takhrī j. Adapun h adis -h adis  yang 

terkait dengan masalah ukhuwah. sebagai berikut: 

1) Hadis anjuran berkasih sayang 
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 95)رواه البخاري(.  يَرْحَمُ اللّٰ

 

 

 
93 Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 

1992), h. 28. 

94 Nawir Yuslem, Ulumul Hadis (Cet. I; Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 
398. 

95 Abu  ʻAbdilla h Muh ammad ibn Isma ʻī l ibn Ibra hī m ibn al-Mugī rah al-Juʻfiy al- 
Bukha riy, Al-Ja miʻ Al-Musnad Al-S ah ī h  Al-Mukhtas ar Min Umu r Rasu l Alla h S alla  Alla h ʻalaih 
Wasallam Wa Sunanih Wa Ayya mih, Sahih Bukhari Juz IX (Da r T auq al-Naja t, 1422), h. 115. 
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami  Muhammad bin Salam  telah 
menceritakan kepada kami  Abu Mu'awiyah  dari  Al A'masy  dari  Zaid 
bin Wahb  dan  Abu dlabyan  dari  Jarir bin Abdullah  berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah tidak akan menyayangi 
siapa saja yang tidak menyayangi manusia. 

Ḥadis tersebut jika dirujuk pada kitab takhrij metode pertama 

berdasarkan awalan matan, dengan menggunakan kitab al-Fatḥul Kabīr fi 

Ḍamm al-Ziyādah ila al-Jāmi’ Ṣagīr96, dan metode takhrij berdasarkan tema 

hadis dengan menggunakan kitab Kanz al-Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa Af’āl97. 

Setelah menelusuri dengan menggunakan kitab takhrij, maka hadis tersebut 

diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Ahmad bin Ḥanbal. 

2) Hadis tentang larangan berselisih 
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 98)رواه مسلم(  يَصْط

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami  Qutaibah bin Sa'id  dari  Malik bin 
Anas  dari apa yang telah dibacakan kepadanya dari  Suhail  dari  
Bapaknya  dari  Abu Ḥurairah  bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam bersabda: "Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari 
Senin dan kamis. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah 
dengan sesuatu akan diampuni, kecuali bagi orang yang antara dia dan 
saudaranya terdapat kebencian dan perselisihan." Lalu dikatakan: 
'Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai! 
Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai! Tangguhkanlah 
kedua orang ini hingga mereka berdamai. 

Ḥadis tersebut jika dirujuk pada kitab takhrij metode pertama 

berdasarkan awalan matan, dengan menggunakan kitab al-Fatḥul Kabīr fi 

 
96 Abdurrahman bin Abi Bakar, Al-Fatḥul Kabīr Fi Ḍamm Al-Ziyādah Ila Al-Jāmi’ Ṣagīr , 

Juz III (Beiru t: Dar al-Fikr, 2003), h. 139. 
97 Alauddī n Alī  bin Ḥ isa m al-Dī n ibn Qa dhī  Kha n al-Qadrī  Al-Ḥindī , Kanz Al-Ummāl Fī 

Sunan Al-Aqwāl Wa Af’āl, Juz. III (Muassassah al-Risalah, 1401), h. 358. 

98 Ibn al-Ḥ ajja j, Juz. III, h. 360. 
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Ḍamm al-Ziyādah ila al-Jāmi’ Ṣagīr99, dan metode takhrij berdasarkan tema 

hadis dengan menggunakan kitab Jam’u al-Jawami’100. Setelah menelusuri 

dengan menggunakan kitab takhrij, maka hadis tersebut diriwayatkan oleh 

imam Bukhari dan Ahmad bin Ḥanbal. 

3) Hadis tentang silaturahim 
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 101)رواه البخاري(   وَيُن

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami  Yahya bin Bukair  telah menceritakan 
kepada kami  Al Laits  dari   ' Uqail  dari  Ibnu Syihab  dia berkata: telah 
mengabarkan kepadaku  Anas bin Malik  bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa ingin lapangkan pintu rezeki 
untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali 
silaturrahmi. 

Ḥadis tersebut jika dirujuk pada kitab takhrij metode pertama 

berdasarkan awalan matan, dengan menggunakan kitab al-Fatḥul Kabīr fi 

Ḍamm al-Ziyādah ila al-Jāmi’ Ṣagīr102, dan metode takhrij berdasarkan tema 

hadis dengan menggunakan kitab Kanz al-Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa Af’āl103. 

Setelah menelusuri dengan menggunakan kitab takhrij, maka hadis tersebut 

diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Ahmad bin Ḥanbal. 

  

 

99 Abdurrahman bin Abi Bakar, Al-Fatḥul Kabīr Fi Ḍamm Al-Ziyādah Ila Al-Jāmi’ Ṣagīr , 
Juz III (Beiru t: Dar al-Fikr, 2003), h. 139. 

100 Ima m Jala luddī n Al-Suyu tī , Jam’u Al-Jawāmi, Juz V (Al-Qa hira: al-Azhar al-Syarī f, 
2005), h. 4. 

101 Bukha riy, S ah ī h  al-Bukha ri Juz. VIII, h. 5. 

102 Abdurrahman bin Abi Bakar, Al-Fath ul Kabī r Fi D amm Al-Ziya dah Ila Al-Ja mi’ S agī r 
, Juz III (Beiru t: Dar al-Fikr, 2003), h. 139. 

103 Alauddī n Alī  bin Ḥ isa m al-Dī n ibn Qa dhī  Kha n al-Qadrī  Al-Ḥindī , Kanz Al-Umma l Fī  
Sunan Al-Aqwa l Wa Af ’a l, Juz. III (Muassassah al-Risalah, 1401), h. 358. 
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4) Haram mendiamkan lebih dari tiga hari 
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َ
مَا  لِمُسْلِمٍ أ

ُ
ه ُ يْْ

َ
ا وَخ

َ
ذ
َ
ا وَيُعْرِضُ ه

َ
ذ
َ
يُعْرِضُ ه

َ
قِيَانِ ف

َ
ت
ْ
يَالٍ يَل

َ
 ل

مِ 
َ
لَّ  بِالسَّ

ُ
أ
َ
ذِي يَبْد

ه
 104)رواه مسلم(  ال

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami  Yahya bin Yahya  dia berkata: Aku 
membaca Ḥadits  Malik  dari  Ibnu Syihab  dari    ' Athaa bin Yazid Al Laitsi  
dari  Abu Ayyub Al Anshari  bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan 
dengan saudaranya (sesama muslim) lebih dari tiga malam. Keduanya 
saling bertemu, tetapi mereka saling tak acuh satu sama lain. Yang 
paling baik di  antara keduanya ialah yang lebih dahulu memberi salam. 

Ḥadis tersebut jika dirujuk pada kitab takhrij metode pertama 

berdasarkan awalan matan, dengan menggunakan kitab al-Fatḥul Kabīr fi 

Ḍamm al-Ziyādah ila al-Jāmi’ Ṣagīr105, dan metode takhrij berdasarkan tema 

hadis dengan menggunakan kitab Kanz al-Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa Af’āl106, 

dan menggunakan metode takhrij berdasarkan status hadis dengan 

mengunakan kitab Ṣahīh Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr107. Setelah menelusuri dengan 

menggunakan kitab takhrij, maka hadis tersebut diriwayatkan oleh imam 

Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Ḥanbal, Tirmiz i, dan Abu Daud. Menurut 

Imam al-Bani, Ḥadis ini berkualitas ṣaḥīh. 

  

 

104 Ibn al-Ḥ ajja j, S ah ī h  Muslim Juz. IV, h. 1984. 

105 Bakar, Juz III, h. 343. 

106 Al-Ḥindī , Juz IX, h. 33. 

107 Ima m Jala luddī n Al-Suyu tī , Ṣahīh Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr, Juz I (Beiru t: al-Maktabah al-
Isla mī ), h. 13618. 
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5) Hadis tentang larangan mencela 

  
َ
ن
َ
يْلَّ
َ
 بْنُ غ

ُ
ا مَحْمُود

َ
ن
َ
ث
َّ
ي  حَد ب ِ

َ
حَارِثِ عَنْ أ

ْ
بَيْدِ بْنِ ال

ُ
 عَنْ ز

ُ
يَان

ْ
ا سُف

َ
ن
َ
ث
َّ
ا وَكِيعٌ حَد

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

مَ سِبَابُ 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللّٰ

ه
ِ صَلَّ

ه
الَ رَسُولُ اللّٰ

َ
الَ ق

َ
ِ بْنِ مَسْعُودٍ ق

ه
وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰ

 
َ
 لِْ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
ٌ
بَيْد

ُ
الَ ز

َ
رٌ ق

ْ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
ُ
ال
َ
 وَقِت

ٌ
سُوق

ُ
مُسْلِمِ ف

ْ
الَ  ال

َ
ِ ق
ه
 مِنْ عَبْدِ اللّٰ

ُ
ه
َ
 سَمِعْت

َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
ي وَائِلٍ أ ب ِ

 
ٌ
 حَسَنٌ صَحِيح

ٌ
ا حَدِيث

َ
ذ
َ
بُو عِيسََ ه

َ
الَ أ

َ
عَمْ ق

َ
 108)سي   اليَمذى(  ن

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami  Mahmud bin Ghailan  ,telah 
menceritakan kepada kami  Waki’  telah menceritakan kepada kami 
Sufyan  dari  Zubaid bin Al Ḥarits  dari  Abu Wa`il  dari  Abdullah bin 
Mas'ud  ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
"Menghina seorang mukmin adalah perbuatan fasik, sedangkan 
membunuhkan adalah kekafiran." Zaid berkata: Aku bertanya kepada 
Abu Wa`il, "Apakah Anda  mendengarnya dari Abdullah?" Ia menjawab, 
"Ya." Abu Isa berkata: Ini adalah hadits hasan shahih. 

Ḥ adis  tersebut setelah dirujuk pada kitab takhrij metode pertama 

berdasarkan awal matan, dengan menggunakan kitab al-Fatḥul Kabīr fi Ḍamm 

al-Ziyādah ila al-Jāmi’ Ṣagīr,109 dan menggunakan metode takhrij berdasarkan 

status hadis dengan mengunakan kitab Ṣahīh Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr110. Setelah 

menelusuri dengan menggunakan kitab takhrij, maka hadis tersebut 

diriwayatkan oleh imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Ḥanbal, Tirmiz iy, 

Ibnu Majah, Tabrani dan Nasa’i. Menurut Imam al-Bani, Ḥadis ini berkualitas 

sahih. 

6) Mengunjungi orang sakit 

ي   ب ِ
َ
أ عَنْ  عَمْرٍو  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ   ٍ

ْ
بِشْ بْنُ   

ُ
د مُحَمَّ ا 

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد  

َ
يْبَة

َ
ي ش ب ِ

َ
أ بْنُ  رِ 

ْ
بَك بُو 

َ
أ ا 
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

  
ِّ
مِنْ حَق مْسٌ 

َ
مَ خ

ه
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ

ه
 اللّٰ

ه
ِ صَلَّ

ه
الَ رَسُولُ اللّٰ

َ
ق الَ 

َ
ق  
َ
رَيْرَة

ُ
ه ي  ب ِ

َ
أ  عَنْ 

َ
مَة
َ
سَل

 

108 Tirmiz iy, Sunan al-Tirmiżiy Juz. III, h. 421. 

109 Bakar, Juz II, h. 143 dan 144. 

110 Al-Suyu tī , Ṣahīh Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr, Juz I, h. 5908 dan 5909. 
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مَرِيضِ  
ْ
ال  
ُ
ة
َ
وَعِيَاد ةِ 

َ
از
َ
جِن
ْ
ال  
ُ
هُود

ُ
عْوَةِ وَش

َّ
 الد

ُ
وَإِجَابَة ةِ  حِيَّ

َّ
الت  

ُّ
رَد مُسْلِمِ 

ْ
ال  

َ
مُسْلِمِ عَلَّ

ْ
ال

 َ
ه
 اللّٰ

َ
ا حَمِد

َ
عَاطِسِ إِذ

ْ
 ال
ُ
مِيت

ْ
ش
َ
 111)سي   ابن ماجه(   وَت

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami  Abu Bakr bin Abu Syaibah  berkata: 
telah menceritakan kepada kami  Muhammad bin Bisyr  dari  
Muhammad bin Amru  dari  Abu Salamah  dari  Abu  Ḥurairah  ia berkata: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Lima hak seorang 
muslim atas muslim lainnya: menjawab salam, memenuhi undangan, 
mengiringi jenazah, menjenguk di kala sakit, dan menjawab bersin jika 
ia bertahmid (mengucapkan Al Ḥamdulillah). 

Ḥadis di atas jika dirujuk pada kitab takhrij metode pertama 

berdasarkan awal matan, dengan menggunakan kitab al-Fatḥul Kabīr fi Ḍamm 

al-Ziyādah ila al-Jāmi’ Ṣagīr112, dan metode takhrij berdasarkan tema hadis 

dengan menggunakan kitab Kanz al-Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa Af’āl113, dan 

menggunakan metode takhrij berdasarkan status hadis dengan mengunakan 

kitab Ṣahīh Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr114. Setelah menelusuri dengan menggunakan kitab 

takhrij, maka hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Menurut 

Imam al-Bani, Ḥadis ini berkualitas sahih. 

7) Hadis tentang berjabat tangan 

حِ 
َ
جْل
َ ْ
ٍ عَنْ الْ

مَيْْ
ُ
ِ بْنُ ن

ه
 اللّٰ

ُ
ا عَبْد

َ
ن
َ
ث
َّ
 حَد

َ
الَ
َ
صُورٍ ق

ْ
 بْنُ مَن

ُ
 بْنُ وَكِيعٍ وَإِسْحَق

ُ
يَان

ْ
ا سُف

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

مَ مَا  
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللّٰ

ه
ِ صَلَّ

ه
الَ رَسُولُ اللّٰ

َ
الَ ق

َ
اءِ بْنِ عَازِبٍ ق َ َ ي 

ْ
 عَنْ ال

َ
ي إِسْحَق ب ِ

َ
عَنْ أ

 ِ
ا  مِنْ مُسْلِمَيْْ 

َ
ق ِ
َ
يَ
ْ
 يَف

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
هُمَا ق

َ
فِرَ ل

ُ
 غ

َّ
حَانِ إِلَ

َ
صَاف

َ
يَت
َ
قِيَانِ ف

َ
ت
ْ
ي داود(  يَل  أب 

 115)سي  

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami  Sufyan bin Waqi  'dan  Ishaq bin 
Manshur  keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami  Abdullah 
bin Numair  dari  Al 'Ajlah  dari  Abu  Ishaq  dari  Al Barra` bin 'Azib  ia 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah 

 
111 Abu  ʻAbdilla h Muh ammad ibn Yazī d Ibn Ma jah, Sunan Ibn Mājah Juz. I (Da r al-

Risa lah al-ʻa lamiyyah, 2009), h. 461. 
112 Bakar, Juz II, h. 87-88. 

113 Al-Hindī, Juz IX, h. 29. 

114 Al-Suyūtī, Ṣahīh Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr, Juz I, h. 5562. 

115 Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud Juz. IV, h. 354. 
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dua orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan, 
kecuali dosa keduanya akan diampuni sebelum berpisah. 

Ḥadis tersebut jika dirujuk pada kitab takhrij metode pertama 

berdasarkan awalan matan, dengan menggunakan kitab al-Fatḥul Kabīr fi 

Ḍamm al-Ziyādah ila al-Jāmi’ Ṣagīr116, dan metode takhrij berdasarkan tema 

hadis dengan menggunakan kitab Kanz al-Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa Af’āl117, 

dan menggunakan metode takhrij berdasarkan status hadis dengan 

mengunakan kitab Ṣahīh Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr118. Setelah menelusuri dengan 

menggunakan kitab takhrij, maka hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad bin 

Ḥanbal, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Tirmidzi. Menurut Imam al-Bani, Ḥadis 

ini berkualitas sahih. 

8) Hadis tentang Persaudaraan 

  ُ
ه
َ اللّٰ ي ِ

سُ بْنُ مَالِكٍ رَض 
َ
ن
َ
ي أ ِ
ن 
َ
ث
َّ
الَ حَد

َ
رِيِّ ق

ْ
ه عَيْبٌ عَنْ الزُّ

ُ
ا ش

َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
يَمَانِ أ

ْ
بُو ال

َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

 
َ
وا وَلَ

ُ
ض
َ
بَاغ

َ
 ت
َ
الَ لَ

َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللّٰ

ه
ِ صَلَّ

ه
 رَسُولَ اللّٰ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
ْ
ابَرُوا  عَن

َ
د
َ
 ت
َ
وا وَلَ

ُ
حَاسَد

َ
ت

امٍ  يَّ
َ
أ ةِ 

َ
ث
َ
لَّ
َ
ث  
َ
وْق

َ
ف اهُ 

َ
خ
َ
أ يَهْجُرَ   

ْ
ن
َ
أ لِمُسْلِمٍ  يَحِلُّ   

َ
وَلَ ا 

ً
وَان

ْ
إِخ  ِ

ه
اللّٰ  

َ
عِبَاد وا 

ُ
ون
ُ
)رواه    وَك

 119البخاري( 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami  Abu Al Yaman  telah mengabarkan 
kepada kami  Syu'aib  dari  Az Zuhri  dia berkata: telah menceritakan 
kepadaku  Anas bin Malik  radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda   " Janganlah kalian saling 
membenci  ,saling mendengki, saling membelakangi, dan jadilah kalian 
hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal seorang muslim 
mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari. 

Ḥadis tersebut jika dirujuk pada kitab takhrij metode pertama 

berdasarkan awalan matan, dengan menggunakan kitab al-Fatḥul Kabīr fi 

 
116 Bakar, Juz. III, h. 144. 

117 Al-Ḥindī , Juz IX, h. 29. 

118 Al-Suyu tī , Ṣahīh Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr, Juz I, h. 5562. 

119 Bukha riy, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri Juz. VIII, h. 19. 
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Ḍamm al-Ziyādah ila al-Jāmi’ Ṣagīr120, dan metode takhrij berdasarkan tema 

hadis dengan menggunakan kitab Kanz al-Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa Af’āl121, 

dan menggunakan metode takhrij berdasarkan status hadis dengan 

mengunakan kitab Ṣahīh Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr122. Setelah menelusuri dengan 

menggunakan kitab takhrij, maka hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukha ri, 

Imam Muslim, Imam Malik Ahmad bin Ḥanbal, Sunan Abu Dawud, dan Sunan 

Tirmidzi. Menurut Imam al-Bani, Ḥadis ini berkualitas sahih. 

Setelah melakukan klasifikasi serta menelusuri letak hadis pada kitab 

sumber dengan menggunakan kitab takhrīj ḥadiṡ. Maka peneliti akan 

menfokuskan penelitian pada dua hadis dari beberapa hadis yang telah 

peneliti paparkan sebelumnya. Oleh karena itu, hadis yang menjadi fokus 

penelitian dalam mencari informsi terkait dengan ukhuwah islamiyah 

(persaudaraan antar sesama Islam) ialah hadis tentang anjuran berkasih 

sayang dan hadis larangan berselisih. 

Salah satu alasan peneliti memilih hadis tersebut, sebab persoalan 

tentang ukhuwah memang sangat penting untuk diperhatikan dan di 

laksanakan, apalagi hadis tentang anjuran berkasih sayang dan hadis larangan 

berselisih. 

I. Kaidah Kesahihan Hadis 

1. Kritik Sanad 

Sanad berasal dari bahasa arab سندا-يسند -سند  yang berarti sandaran 

atau tempat sandaran, tempat bersandar dan dipegangi atas kebenarannya. 

Sedangkan secara istilah sanad diartikan dengan silsilah orang yang 

 

120 Bakar, Juz. III, h. 144. 

121 Al-Ḥindī , Juz IX, h. 11. 

122 Al-Suyu tī , S ahī h Al-Ja mi’ Al-S agī r, Juz I, h. 5562. 
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menghubungkan kepada matan hadis. Namun menurut Ajja j al-Khat ib, yang 

disebut sanad ialah silsilah periwayat yang mengambil matan dari sumber 

awalnya سلسيلة الرواة نقلوا الميَ  عن مصدره الْول. 

Istilah sanad sudah ada pada masa pra-Islam, sebagaimana ditemukan 

dalam penyampaian syair-sayir atau puisi. Namun, urgensi sanad dalam hal 

tersebut tidak ditemukan atau hanya samar. Ḥal yang berbeda, dalam tradisi 

hadis banyak ditemukan arti pentingnya sanad yang dikaitkan dengan agama. 

Bersamaan dengan munculnya sistem isnād ini, muncul keilmuan yang unik 

dan menarik yang tidak ada pada masa sebelumnya yakni ilmu jarḥ wa ta’dīl 

dalam menilai suatu sanad h adis .123 

Istilah kritik sanad hadis dalam keilmuan hadis mengacu pada 

pemeriksaan rantai perawi. Ḥal ini dilakukan dengan menganalisis aspek-

aspek tertentu dari para perawi satu per satu untuk mengidentifikasi riwayat-

riwayat yang sahih, hasan atau palsu. Penelitian terhadap sanad (rantai 

perawi) sangat penting, sebagaimana dibuktikan oleh pernyataan Ibn al-

Mubarak bahwa itu adalah bagian dari apa pun yang dia inginkan dan deskripsi 

as -S auri tentangnya sebagai senjata orang beriman. Sebuah hadis yang 

dinyatakan sebagai hadis Nabi Saw., oleh seseorang namun tidak memiliki 

sanad, tidak dapat dianggap sebagai hadis yang sahih oleh para ulama hadis.124 

Adapun unsur-unsur kaidah minor kes ah ī h an sanad h adis , yaitu: 

1) Sanadanya bersambung 

2) Periwayat bersifat Ādil 

3) Periwayat bersifat Ḍābiṭ (kapasitas intelektual) 

4) Terhindar dari Syużuż, dan 

 

123 Muhammad Alfatih Suryadilaga, Ilmu Sanad Hadis (Cet. I; Yogyakarta: Idea Press 
Yogyakarta, 2017), h. 7-11. 

124 Wasman, Metodologi Kritik Hadis (Cet. I; Cirebon: CV. Elsi Pro, 2021), h. 20. 
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5) Terhindar dari Illat. 

2. Kritik Matan 

Jika kritik sanad biasa dikenal dengan istilah kritik eksternal, maka 

kritik matan biasa dikenal dengan istilah kritik internal (an-naqd al-kha rijī ), 

dan kritik matan biasa dikenal dengan istilah kritik internal (an-naqd al-

da khilī ). Istilah ini dikaitkan dengan orientasi kritik itu sendiri, yaitu terfokus 

pada matan hadis, esensi dari apa yang ditransmisikan oleh Nabi Saw., kepada 

generasi berikutnya hingga sampai ke tangan mukharrij al-da khilī . Ḥal ini 

mencakup jenis kritik lafẓī dan ma'nawī.125 

Dapat ditegaskan bahwa kritik sanad diperlukan untuk mengetahui 

apakah periwayatnya jujur, shaleh, dan kuat hafalannya, serta untuk 

mengetahui ketersambungan sanad. Sedangkan kritik matan diperlukan untuk 

mengetahui apakah hadis tersebut mengandung syaż dan illat, yaitu hadis yang 

tidak dapat diterima sebagai hadis yang berasal dari Nabi saw. Oleh sebab itu, 

Istilah kritik matan h adis  mengacu pada upaya untuk menguji keabsahan 

matan hadits untuk membedakan antara matan hadits yang sahih dan tidak 

sahih. Kritik ini tidak dimaksudkan untuk mengoreksi atau melemahkan dasar 

ajaran Islam dengan mencari kelemahan-kelemahan dalam perkataan Nabi. 

Sebaliknya, kritik ini bertujuan untuk menganalisis kata-kata dan makna 

untuk menetapkan validitas sebuah hadis. Oleh karena itu, kritik matan 

merupakan upaya positif untuk menjaga kemurnian teks hadis dan 

menyampaikan hadis kepada pembaca. 

 

 

 

 
125 Wasman, h. 35-36. 
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J. Penelitian hadis tentang ukhuwah Islamiyah 

Adapun hadis yang menjadi fokus penelitian adalah hadis dari riwayat 

al-Bukha ri (tentang anjuran berkasih sayang) dan riwayat Muslim (tentang 

larangan berselisih), sebagai berikut: 

1.  Hadis anjuran berkasih sayang 

ي   ب ِ
َ
بٍ، وَأ

ْ
يْدِ بْنِ وَه

َ
عْمَشِ، عَنْ ز

َ
، عَنِ الْ

َ
بُو مُعَاوِيَة

َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
مٍ، حَد

َ
 بْنُ سَلا

ُ
د ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

الَ  
َ
الَ: ق

َ
، ق ِ

ه
، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰ

َ
بْيَان

َ
 ظ

َ
مَ: »لْ

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ِ صَلَّ

ه
رَسُولُ اللّٰ

اسَ 
َّ
 يَرْحَمُ الن

َ
ُ مَنْ لْ

ه
 126)رواه البخاري(.  يَرْحَمُ اللّٰ

 Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami  Muhammad bin Salam  telah 
menceritakan kepada kami  Abu Mu'awiyah  dari  Al A'masy  dari  Zaid 
bin Wahb  dan  Abu dlabyan  dari  Jarir bin Abdullah  berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah tidak akan menyayangi 
siapa saja yang tidak menyayangi manusia". 

1) Metode takhrij berdasarkan awal matan 

 Dalam kitab Jam’u al-Jawāmi’ sebagai metode pertama, setelah di 

telusuri dengan mengacu pada awal matan hadis, maka hasil yang ditemukan 

adalah sebagai berikut: 

اسَ" ..  - 26160/ 1799
َّ
ن
ْ
 "لا يَرْحَمُ اُلله مَنْ لا يَرْحَمُ ال

 127. م عن جرير، طب عن السائب بن يزيد

Maksud dari keterangan diatas, bahwa penjelasan kode (م) adalah kode 

untuk kitab S ah ī h Muslim, dan kode (طب) untuk kitab al-Tabra nī  al-Kabī r. 

2) Metode takhrij hadis berdasarkan salah satu lafal matan hadis 

 
126 Abu  ʻAbdilla h Muh ammad ibn Isma ʻī l ibn Ibra hī m ibn al-Mugī rah al-Juʻfiy al- 

Bukha riy, Al-Ja miʻ Al-Musnad Al-S ah ī h  Al-Mukhtas ar Min Umu r Rasu l Alla h S alla  Alla h ʻalaih 
Wasallam Wa Sunanih Wa Ayya mih, Sahih Bukhari Juz IX (Da r T auq al-Naja t, 1422), h. 115. 

127 Abu Ḥajar al- Sa’id bin Basyuni Zaglul, Jam'u al-Jawāmi', Juz XI (Beiru t: Libanon: 
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 828. 
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Kemudian dilanjutkan penelusuran dengan menggunakan kitab Al-

Mu’jam Al-Mufahras Li Alfāẓ Al-Ḥadīs Al-Nabawī, sebagai metode ke dua, maka 

petunjuk yang di dapatkan, diantaranya sebagai berikut: 

 128. لا يرحم الله من لا يرحم الناس

, 360, 358, 4, 40, 3: حم, 48, زهد 16: برت, 66: فضائل  م, 2: توحيد خ

361 ,362 ,365 ,366 .  

Maksud dari keterangan diatas ialah dengan kode (خ) berarti S ah ī h al-

Bukha ri, kemudian kode (م) artinya S ah ī h Muslim, kemudian kode (ت) artinya 

S unan al-Tirmidzi, dan kode (حم) artinya S unan Ahmad bin Ḥanbal. 

3) Metode takhrij berdasarkan perawi pertama 

Dalam kitab Tuḥfah al-Asyrāf Bima’rifati al-Athrāf sebagai metode ke 

tiga dalam takhrij al-Ḥ adī s  setelah melakukan penelusuran, maka hasil yang di 

dapatkan diantaranya: 

 حديث لا يرحم الله من لا يرحم الناس.  - 3234

مَ )الفضائل  
ه
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

ه
 اللّٰ

ه
ِّ صَلَّ ي النن  ي فضائل 

ي  7:  15م ف  أب  ي بكر بن  أب  ( عن 

ي عمر وأحمد بن عبدة، ثلاثتهم ]ص:  [ عن سفيان بن عيينة،  433شيبة وابن أب 

 129. عن عمرو بن دينار، عنه به

Maksud dari keterangan di atas, bahwa hadis nomor 3234 tersebut 

diriwayatkan dengan kode (م) S ah ī h  Muslim dalam kitab Fadhāil bab ke 15 

urutan hadis ke 5. 

4) Metode takhrij berdasarkan tema 

Dengan menggunakan kitab Kanz al-Ummāl sebagai metode ke empat 

takhrij hadis. Maka hasil yang ditemukan, yaitu: 

 

128 A.J Winsī k, Al-Mu’jam Al- Mufahras Li Alfa z  Al-Ḥ adī s Al-Nabawī ,  Juz II (Lī din: 
Maktabah Birī l, 1936), h. 236. 

129 Jama luddī n Abu  al-Ḥajja j Yusu f bin Abdurrah man Al-Mizzī , Tuh fah Al-Asyra f 
Bima’rifati Al-Athra f, Juz. II (Al-Da r al-Qayyima: al-Maktabah al-Isla mī , 1403 Ḥ-1983 M), h. 
432. 
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لا يرحم الله من لا يرحم الناس. "ع عن جابر" "طب عن السائب بن    -5990

 130. [5986يزيد". مر هذا الحديث برقم ]

Adapun maksud keterangan di atas, bahwa hadis tersebut diriwayatkan  

oleh kode (طب) untuk al-Tabra nī  al-Kabī r.  

5) Metode takhrij berdasarkan status hadis 

 Yang terakhir berdasarkan metode kelima takhrij al-Ḥadis sebagai 

standarisasi dalam mengetahui kualitas suatu hadis. Dengan ini, hadis tersebut 

memiliki kedudukan sebagai hadis yang sahih. Yang diperoleh melalui kitab 

Ṣaḥīḥ Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr karya al-Albani, dengan menggunakan potongan matan 

hadis yaitu: 

 »من لا يرحم الناس لا يرحمه الله« .  - 6597

ي سعيد  131. )صحيح( ]حم ق ت[ عن جرير ]حم ت[ عن أب 

Adapun maksud dari keterangan diatas ialah penggalan matan hadis 

yang di dapatkan dengan nomor 6597 dan beberapa kode seperti kode (حم) 

berarti Imam Ahmad bin Ḥanbal, kode(ق) berarti al-Bukhari dan Muslim, kode, 

dan kode (ت)artinya al-Tirmidzi. 

a) Kualitas matan 

 Dalam mengkaji kualitas matan  hadis, yang perlu diperhatikan ialah 

terkait kaidah keshahihan matan, yakni terhindar dari ‘syāż dan illah. 

1. Terhindar dari syāz 

Pengertian syāż menurut bahasa berarti berbeda dari yang lain, 

menyalahi dari yang lain atau menyendiri.132 Pengertian syāż menurut istilah, 

 

130 Alauddī n Alī  bin Ḥ isa m al-Dī n ibn Qa dhī  Kha n al-Qadrī  Al-Ḥindī , Kanz Al-Ummāl Fī 
Sunan Al-Aqwāl Wa Af’āl, Juz. III (Muassasah al-Risalah, 1401 Ḥ - 1981 M), h. 163. 

131 Abu  Abdurrah man Muh ammad Nas aruddī n Al-Ba nī , Ṣahīh Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr, Juz II 
(Beiru t: al-Maktabah al-Isla mī , t.th), h. 1122. 

132 Zakaria , Juz. III, h. 180. 
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ulama memiliki argumennya tersendiri, yakni: (a) syāż menurut al-Sya fi’ī  yakni 

jika seorang periwayat yang siqah meriwayatkan suatu hadis, tapi 

bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah 

atau banyak perawi yang siqah; (b) syāż menurut al-Ḥ a kī m yakni jika seorang 

periwayat yang siqah meriwayatkan suatu hadis tapi periwayat yang siqah 

yang lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut; (c) syāż menurut Abu Ya’la  al-

Khalī li yakni apabila terdapat hadis yang hanya memiliki satu macam sanad 

saja, baik itu sanadnya siqah ataupun tidak. 

Dalam menilai suatu matan bisa dikatakan terhindar dari syāż atau 

tidak, M. Syuhudi Ismail membuat empat indikator sebagai acuan atau menjadi 

tolak ukur dalam menilai suatu matan terhindar dari syāż, yakni tidak 

bertentangan dengan al-Qur’an, Tidak bertentangan dengan hadis ṣaḥiḥ yang 

lain, Tidak bertentangan dengan fakta sejarah, dan Tidak bertentangan dengan 

akal sehat atau logika.133 

2. Terhindar dari illah 

Pengertian ‘illah secara bahasa yakni kata ‘illah atau   علة merupakan 

bentuk masdar dari  
ا
علا يعلُّ  ة\ علّ 

ه
عل (‘ala ya’lu ‘allan, ‘allata) berarti sakit yang 

merepotkan.134 Kata ‘illah memiliki tiga makna menurut Ibn Faris, yaitu 

kelemahan pada sesuatu, menghalangi dan pengulangan.135 ‘Illah artinya aib 

atau borok, suatu hal yang samar, cacat dan tersembunyi. Suatu hadis dapat 

dikatakan terdapat ‘illah bila memiliki dua syarat, yakni samar-samar atau 

tersembunyi, dan terdapat celah atau cacat pada keshahihan hadis.136 

 

133 M. Syuhudi Ismail, h. 177. 

134 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT. Ḥidakarya Agung, 1990), h. 
192. 

135 Zakaria , Juz IV, h. 12. 

136 Erwin Ḥafid, h. 103. 
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Sedangkan ‘illah secara istilah merupakan sebab tersembunyi yang 

menimbulkan kecacatan pada suatu hadis yang nampak terselamatkan dari 

indikasi kekurangan atau lemah. 137 jadi, ‘illah dapat dipahami sebagai suatu 

kecacatan atau penyakit yang tersembunyi yang dapat mempengaruhi kualitas 

dari suatu hadis. 

Kemudian dalam mengevaluasi kualitas sanad, peneliti menggunakan 

kriteria keaslian hadis yang ditetapkan oleh Ibn S alah . Ḥal ini didasarkan pada 

penelaahannya terhadap kitab S ah ih  al-Bukha rī  dan S ah ih  Muslim, yang 

mengonfirmasi bahwa kedua kitab tersebut memiliki posisi yang menonjol 

dalam pemilihan hadis berkualitas tinggi di antara kitab-kitab lainnya.138 

Adapun Indikator yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah 

matan hadis memiliki 'illah atau cacat adalah sebagai berikut:  

(a) Idraj atau penyisipan kata-kata oleh perawi yang memenuhi syarat; (b) 

Penggabungan matan, baik sebagian maupun seluruhnya oleh perawi yang 

tsiqah; (c) Pembalikan matan Ḥadis atau inqilab; (d) Penambahan kata atau 

kalimat oleh periwayat yang memenuhi syarat; (e) Kesalahan kata atau 

pengucapan dalam meriwayatkan Ḥadis secara makna, dan (f) Tahrif atau 

perubahan huruf dan tashif atau perubahan suku kata dalam matan Ḥadis. 

3. Setelah melakukan penelusuran dari berbagai kitab sumber, dengan 

merujuk pada kode yang telah ditunjukkan maka hasil yang di dapatkan 

, sebagai berikut: 

 

 

 

 137 Muhammad Ajjaj Al-Khatib, Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahu (Beirut: Da r 
al-Fikr, 1989), h. 291. 

138 Abu  al-Fida ’ Isma ‘ī l bin ‘Umar bin Kas ī r al-Qurasyī  al-Bas rī  Al-Dimasyqī , Ikhtiṣār 
Ulūm Al-Ḥadīṡ, Cet. II (Beiru t: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah), h. 25. 
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1) S ah ī h al-Bukha ri 

 بْنُ   -  6013
ُ
يْد
َ
ي ز ِ

ن 
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
عْمَشُ، ق

َ
ا الْ

َ
ن
َ
ث
َّ
، حَد ي ب ِ

َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
صٍ، حَد

ْ
ا عُمَرُ بْنُ حَف

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

 جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ  
ُ
الَ: سَمِعْت

َ
بٍ، ق

ْ
الَ: »مَنْ وَه

َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ِّ صَلَّ ي ن ِ

َّ
، عَنِ الن ِ

ه
اللّٰ

 يُرْحَمُ« 
َ
 يَرْحَمُ لْ

َ
 139لْ

2) S ah ī h Muslim 

ا  -2319
َ
ن
َ
ث
َّ
مَا عَنْ جَرِيرٍ، ح وَحَد

ُ
ه
َ
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَّ

ُ
ُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاق يْْ

َ
ه
ُ
ا ز
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

بُو  
َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
سَ، ح وَحَد

ُ
ا عِيسََ بْنُ يُون

َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
: أ

َ
الَ
َ
مٍ، ق َ

ْ
شْ

َ
ُّ بْنُ خ  بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَِّي

ُ
إِسْحَاق

ءِ،
َ
عَلَّ

ْ
ال بْنُ   

ُ
د رَيْبٍ مُحَمَّ

ُ
ا   ك

َ
ن
َ
ث
َّ
، حَد

ُّ
ج
َ
ش
َ ْ
بُو سَعِيدٍ الْ

َ
أ ا 
َ
ن
َ
ث
َّ
، ح وَحَد

َ
مُعَاوِيَة بُو 

َ
أ ا 
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

، عَنْ  
َ
ي ظِبْيَان ب ِ

َ
بٍ، وَأ

ْ
يْدِ بْنِ وَه

َ
عْمَشِ، عَنْ ز

َ ْ
هُمْ عَنِ الْ

ُّ
ل
ُ
ي ابْنَ غِيَاثٍ، ك ِ

صٌ يَعْن 
ْ
حَف

 اللهُ 
ه

اِلله صَلَّ رَسُولُ  الَ 
َ
ق الَ: 

َ
ق اِلله،  عَبْدِ  بْنِ  يَرْحَمِ    جَرِيرِ   

َ
لَ »مَنْ  مَ: 

ه
وَسَل يْهِ 

َ
عَل

 »  اُلله عَزَّ وَجَلَّ
ُ
 يَرْحَمْه

َ
اسَ، لَ

َّ
 140الن

3) S unan al-Tirmidzi 

ي    -  1922 ب ِ
َ
ا يَحْنَْ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أ

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
ارٍ ق

َّ
 بْنُ بَش

ُ
د ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

  
ه

ِ صَلَّ
ه
الَ رَسُولُ اللّٰ

َ
الَ: ق

َ
ِ ق

ه
ا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰ

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
يْسٌ ق

َ
ا ق
َ
ن
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
الِدٍ ق

َ
خ

مَ: »مَ 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللّٰ

ٌ
 حَسَنٌ صَحِيح

ٌ
ا حَدِيث

َ
ذ
َ
«: ه ُ

ه
 اللّٰ

ُ
 يَرْحَمُه

َ
اسَ لَ

َّ
 يَرْحَمُ الن

َ
نْ لَ

، وَعَبْدِ 
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
ي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأ ب ِ

َ
حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأ ي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّ ِ

وَف 

ِ بْنِ عَمْرٍو 
ه
 141. اللّٰ

  

 

139 Abu  ʻAbdilla h Muh ammad ibn Isma ʻī l ibn Ibra hī m ibn al-Mugī rah al-Juʻfiy al- 
Bukha riy, Al-Jāmiʻ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ʻalaih 
Wasallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih, Juz. VIII (Da r T auq al-Naja t, 1422), h. 10.  

140 Muslim Ibn al-Ḥ ajja j, Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-ʻAdl ʻan Al-ʻAdl Ilā 
Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ʻalaih Wasallam, Juz. IV (Da r Ih ya ’ al-Tura s  al-ʻArabiy, 1955), h. 1809. 

141 Abu  ʻI sa  Muh ammad ibn ʻI sa  ibn Saurah ibn Mu sa  al-D ah h ak al- Tirmiz iy, Al-Jāmiʻ 
Al-Kabīr (Sunan Al-Tirmiżiy), Juz. IV (Beirut: Da r al-Garb al-Isla miy PP - Beirut, 1996), h. 323. 
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4) Ahmad bin Ḥanbal 

 جَرِيرًا   -  19169
ُ
الَ: سَمِعْت

َ
بٍ ق

ْ
يْدِ بْنِ وَه

َ
عْمَشُ، عَنْ ز

َ ْ
ا الْ

َ
ن
َ
ث
َّ
، حَد ٍ

مَيْْ
ُ
ا ابْنُ ن

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

  ُ
ه
 اللّٰ

ُ
 يَرْحَمْه

َ
اسَ لَ

َّ
 يَرْحَمِ الن

َ
مَ: »مَنْ لَ

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ِ صَلَّ

ه
الَ رَسُولُ اللّٰ

َ
ولُ: ق

ُ
يَق

 »  142عَزَّ وَجَلَّ

5) At-Tabra nī  

، ثنا يَحْنَْ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ  - 2238
ٌ
د
َّ
، ثنا مُسَد ن َّ

َ
مُث
ْ
 بْنُ ال

ُ
ا مُعَاذ

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

رَسُولُ اِلله  الَ 
َ
ق الَ: 

َ
ق عَبْدِ اِلله،  بْنِ  جَرِيرِ  عَنْ  ي حَازِمٍ،  ب ِ

َ
أ بْنِ  يْسِ 

َ
ق عَنْ  الِدٍ، 

َ
ي خ ب ِ

َ
أ

 
َ
مَ: »مَنْ لَ

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
 اُلله«  صَلَّ

ُ
 يَرْحَمُه

َ
اسَ لَ

َّ
 143يَرْحَمِ الن

1) Analisis sanad dan matan pada hadis anjuran berkasih sayang 

a) Kualitas sanad hadis 

Terkait hadis tentang perkara anjuran berkasih sayang telah jelas 

batasannya, peneliti tidak melakukan kritik/penelitian terhadap sanadnya 

karena hadis tersebut terdapat di dalam kitab imam al-Bukha rī  dan Muslim. 

Sehingga penelitian matan dapat dilakukan. 

b)  Analisis Matan 

Dalam melakukan penelitian pada matan hadis tentang anjuran 

berkasih sayang, sebelum melangkah pada penelitian matan terlebih dahulu 

mengetahui dari aspek syāz dan ‘illah-nya. Kemudian terlebih dahulu 

dilakukan pemenggalan matan hadis pada tiap-tiap riwayat dari berbagai 

sumber untuk menentukan hadis yang diperkirakan sebagai matan asli hadis 

dari Nabi Saw. sebagai berikut: 

  

 

142 Ah mad Ibn Ḥ anbal, Musnad Al-Ima m Ah mad Ibn Ḥ anbal, Juz. XXXI (Da r al-Ḥ adī s  
PP  - Kairo, 1995), h. 507. 

143 Sulaī ma n bin Ahmad bin Ayyu b bin Mathir Abu  al-Qa sim Al-Tabra nī , Al-Mu’jam Al-
Kabī r, Juz. II (Al-Qa hira: Maktabah Ibnu Taī mī ya, 1415 Ḥ-1994 M). h. 297. 
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1) S ah ī h al-Bukha ri 

 يُرْحَمُ )
َ
 يَرْحَمُ لْ

َ
 ( مَنْ لْ

2) S ah ī h Muslim 

 اُلله عَزَّ وَجَلَّ )
ُ
 يَرْحَمْه

َ
اسَ، لَ

َّ
 يَرْحَمِ الن

َ
 ( مَنْ لَ

3) S unan al-Tirmidzi 

( 
ُ
 يَرْحَمُه

َ
اسَ لَ

َّ
 يَرْحَمُ الن

َ
ُ مَنْ لَ

ه
 ( اللّٰ

4) S unan Ahmad bin Ḥanbal 

ُ عَزَّ وَجَلَّ )
ه
 اللّٰ

ُ
 يَرْحَمْه

َ
اسَ لَ

َّ
 يَرْحَمِ الن

َ
 ( مَنْ لَ

5) At-Tabra nī  

 اللهُ )
ُ
 يَرْحَمُه

َ
اسَ لَ

َّ
 يَرْحَمِ الن

َ
 ( مَنْ لَ

Dari hasil penelusuran matan hadis di atas ternyata ada perbedaan dari 

segi lafaz matan hadis yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan 

penentuan lafaz asli yang digunakan untuk membandingkan dengan matan 

hadis yang lain. Setelah melakukan perbandingan di antara matan hadis di 

atas, peneliti menilai bahwa kemungkinan lafaz asli bersumber dari riwayat 

Muslim, dan S unan Ahmad bin Ḥanbal, sebab memiliki kesamaan lafaz. 

Walaupun hadis Tirmidzi dan Tabrani juga meriwayatkan hadis yang memiliki 

lafal yang sama, namun peneliti tetap memilih dari riwayat Muslim karena 

perbedaan dari segi kualitasnya. Jadi peneliti mengira kuat bahwa lafaz asli 

yang pernah disampaikan oleh Nabi Saw., ialah sebagai berikut: 

 
ُ
ا إِسْحَاق

َ
ن
َ
ث
َّ
مَا عَنْ جَرِيرٍ، ح وَحَد

ُ
ه
َ
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَّ

ُ
ُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاق يْْ

َ
ه
ُ
ا ز
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

رَيْبٍ  
ُ
بُو ك

َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
سَ، ح وَحَد

ُ
ا عِيسََ بْنُ يُون

َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
: أ

َ
الَ
َ
مٍ، ق َ

ْ
شْ

َ
ُّ بْنُ خ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَِّي

ءِ،  
َ
عَلَّ

ْ
 بْنُ ال

ُ
د صٌ  مُحَمَّ

ْ
ا حَف

َ
ن
َ
ث
َّ
، حَد

ُّ
ج
َ
ش
َ ْ
بُو سَعِيدٍ الْ

َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
، ح وَحَد

َ
بُو مُعَاوِيَة

َ
أ ا 
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

، عَنْ جَرِيرِ بْنِ  
َ
ي ظِبْيَان ب ِ

َ
بٍ، وَأ

ْ
يْدِ بْنِ وَه

َ
عْمَشِ، عَنْ ز

َ ْ
هُمْ عَنِ الْ

ُّ
ل
ُ
ي ابْنَ غِيَاثٍ، ك ِ

يَعْن 
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َ
اسَ، لَ

َّ
الن يَرْحَمِ   

َ
مَ: »مَنْ لَ

ه
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  اُلله 

ه
رَسُولُ اِلله صَلَّ الَ 

َ
ق الَ: 

َ
ق عَبْدِ اِلله، 

 اُلله عَزَّ وَجَلَّ 
ُ
 يَرْحَمْه

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Ḥarb dan Ishaq bin 
Ibrahim keduanya dari Jarir; Demikian juga diriwayatkan dari jalur 
lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan 'Ali 
bin Ḥasyram keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami 'Isa 
bin Yunus; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah 
menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al A'laa; Telah 
menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah; Demikian juga 
diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami 
Abu Sa'id Al Asyaj; Telah menceritakan kepada kami Ḥafsh yaitu Ibnu 
Ghiyats seluruhnya dari Al A'masy dari Zaid bin Wahab dan Abu Zhibyan 
dari Jarir bin Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Siapa yang tidak menyayangi manusia maka tidak 
disayangi Allah 'azza wajalla." 

c) Penelitian matan dari aspek ‘illah-nya 

Setelah melakukan penentuan lafal asli matan hadis, peneliti kemudian 

melakukan penelitian terhadap seluruh matan hadis untuk mengetahui 

apakah matan hadis tersebut terhindar dari ‘illah atau tidak, dengan 

menggunakan kaidah minor terhindar dari ‘illah. 

Dilihat dari matan hadis di atas, jika mengikut kaidah kesahihan matan 

hadis dari segi ‘illah, hanya ditemukan adanya pengurangan lafal atau nuqsan 

pada riwayat al-Bukha ri yakni kata  َاس
َّ
 sedangkan pada ,عَزَّ وَجَلَّ  dan kata الن

riwayat al-Tirmidzi dan at-Tabra nī  kata  َّعَزَّ وَجَل dihilangkan. Adapun dari segi 

idraj, ziyadah, idtirab, tagyir, dan inqilab tidak ditemukan. 

d) Penelitian matan dari aspek syāz 

Selanjutnya untuk membuktikan apakah hadis anjuran berkasih sayang 

terjadi pertentangan, sehingga perlu diteliti dari aspek syāz-nya. Maka 

diperlukan langkah-langkah, sebagai berikut: 
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1) Tidak bertentangan dengan al-Qur’an 

Ḥadis tentang anjuran berkasih sayang telah jelas batasannya sama 

sekali tidak bertentangan dengan al-Qur’a n. Dan bahkan hadis matan hadis di 

atas memiliki banyak pendukung, di antaranya QS. Maryam/19:96, berkenaan 

dengan eksistensi al-Qur’a n sebagai kitab yang sempurna dan menjelaskan 

persoalan anjuran berkasih sayang antar sesama manusia, sebagai berikut: 

ا
ًّ
حْمٰنُ وُد هُمُ الرَّ

َ
لِحٰتِ سَيَجْعَلُ ل وا الصّٰ

ُ
وْا وَعَمِل

ُ
مَن
ٰ
ذِيْنَ ا

ه
 ال
َّ
   ٩٦ اِن

Terjemahannya: 

Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, 
(Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang 
(dalam hati) mereka.144 

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman lagi beramal 

saleh Allah Swt., menanamkan rasa kasi sayang dalam hati mereka, dengan 

tujuan membangun hubungan yang penuh kasih sayang di antara manusia. 

Dalam konteks agama, iman merupakan fondasi untuk menguatkan keyakinan 

terhadap keberadaan dan kekuasaan Allah, sementara amal saleh merujuk 

pada perbuatan baik yang dilakukan seseorang sebagai manifestasi dari 

keimanan tersebut. Ketika seseorang memiliki iman yang kuat dan terus 

menerus melakukan amal saleh, Allah, Yang Maha Pengasih, akan 

menanamkan rasa kasih sayang dalam hati hambanya untuk saling 

menyanyangi.145 

2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih ṣaḥīḥ. 

Ḥadis ini telah dikuatkan juga oleh hadis lain, ialah hadis dalam kitab 

Ṣaḥīḥ Muslim dari sahabat Nu’ma n bin Basyī r tentang perumpamaan seorang 

 

144 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 312. 

145 M. Quraish Shihab, h. 257-258. 
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mukmin dalam menjaga hubungan kasih sayang seperti satu tubuh, sebagai 

berikut: 

عْ 
ُّ
ِّ عَنْ الن ي عْن ِ

َّ
اءُ عَنْ الش رِيَّ

َ
ك
َ
ا ز
َ
ن
َ
ث
َّ
ي حَد ب ِ

َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
ٍ حَد

مَيْْ
ُ
ِ بْنِ ن

ه
 بْنُ عَبْدِ اللّٰ

ُ
د ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
مَانِ  حَد

هِمْ  
ِّ
وَاد

َ
ت ي  ِ
ف  مِنِيْ َ 

ْ
مُؤ
ْ
ال لُ 

َ
مَث مَ 

ه
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

ه
اللّٰ  

ه
صَلَّ  ِ

ه
اللّٰ رَسُولُ  الَ 

َ
ق الَ 

َ
ق بَشِيٍْ  بْنِ 

رَاحُمِ 
َ
جَسَدِ  وَت

ْ
ال سَائِرُ   

ُ
ه
َ
ل  

َ
اعَ

َ
د
َ
ت وٌ 

ْ
 عُض

ُ
ه
ْ
مِن  

َ
كَ
َ
ت
ْ
اش ا 

َ
إِذ جَسَدِ 

ْ
ال لُ 

َ
مَث فِهِمْ 

ُ
عَاط

َ
وَت هِمْ 

حُمَّ  
ْ
هَرِ وَال  146)رواه مسلم( بِالسَّ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami  Muhammad bin 'Abdillah bin Numair:  
Telah menceritakan kepada kami  Bapakku:  Telah menceritakan kepada 
kami  Zakaria  dari  Asy Sya'bi  dari  An Nu'man bin Bisyir  dia berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang-Orang 
mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi 
bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, 
maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas 
(turut merasakan sakitnya) 

Ḥadis di atas menjelaskan bahwa memerintahkan kepada manusia 

untuk saling menyayangi, berinteraksi satu sama lain, dengan penuh cinta, 

kasih sayang, dan empati. Dalam analogi tubuh manusia, mengandung maknai 

ialah menekankan pentingnya solidaritas, kebersamaan, dan persatuan di 

antara orang-orang mukmin. Ini merupakan bentuk pertanda untuk selalu siap 

membantu dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan, serta 

mengutamakan kesejahteraan kolektif di atas kepentingan pribadi. Melalui 

nilai-nilai ini, komunitas mukmin dapat membangun hubungan yang lebih erat 

dan harmonis, serta menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian dan 

kebaikan. Dengan demikian, hadis tentang anjuran berkasih sayang telah jelas 

batasannya, bahwa sejalan dengan hadis sahih. 

3) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Ḥadis tentang anjuran berkasih sayang telah jelas batasannya bahwa 

tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Ḥal ini dapat dilihat bahwa ada 

 
146 Ibn al-Ḥ ajja j, Ṣaḥīḥ Muslim Juz. IV, h. 1999.  
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seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya: wahai 

Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan amalan apa 

yang paling disukai oleh Allah?. Maka Rasulullah bersabda: 

مْسَارُ،   اشِمٍ السِّ
َ
اسِمُ بْنُ ه

َ
ق
ْ
، ثنا ال ُّ حِمْصِي

ْ
ُّ ال افِعِي

َّ
حِيمِ الش  بْنُ عَبْدِ الرَّ

ُ
د ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

ارٍ، عَنِ  
َ
اجٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِين ي سَِِ ب ِ

َ
يْْ ُ بْنُ أ

َ
، ثنا سُك ُّ ي

ِّ
ن 
َّ
يْسٍ الض

َ
حْمَنِ بْنُ ق  الرَّ

ُ
ثنا عَبْد

 جَ 
ا
 رَجُلَّ

َّ
ن
َ
يُّ  ابْنِ عُمَرَ أ

َ
الَ: يَا رَسُولَ اِلله , أ

َ
ق
َ
مَ , ف

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ِّ صَلَّ ي ن ِ

َّ
 الن

َ
اءَ إِلَ

يْهِ  
َ
 اُلله عَل

ه
الَ رَسُولُ اِلله صَلَّ

َ
ق
َ
 اِلله؟ ف

َ
حَبُّ إِلَ

َ
عْمَالِ أ

َ ْ
يُّ الْ

َ
 اِلله؟ وَأ

َ
حَبُّ إِلَ

َ
اسِ أ

َّ
الن

  
َ
عَالَ

َ
 اِلله ت

َ
اسِ إِلَ

َّ
حَبُّ الن

َ
مَ: »أ

ه
 وَسَل

َ
عَالَ

َ
 اِلله ت

َ
عْمَالِ إِلَ

َ ْ
حَبُّ الْ

َ
اسِ، وَأ

َّ
عُهُمْ لِلن

َ
ف
ْ
ن
َ
أ

 
ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
رُد

ْ
ط
َ
وْ ت
َ
ا، أ
ً
يْن
َ
 د
ُ
ه
ْ
ي عَن ِ

ص 
ْ
ق
َ
وْ ت
َ
، أ
ا
رْبَة

ُ
 ك
ُ
ه
ْ
شِفُ عَن

َ
ك
َ
وْ ت
َ
 مُسْلِمٍ، أ

َ
 عَلَّ

ُ
ه
ُ
خِل

ْ
د
ُ
ورٌ ت سُُِ

 
َ
َّ مِنْ أ ي

َ
حَبُّ إِلَ

َ
ي حَاجَةٍ أ ِ

ي ف  ِ
خ 
َ
َ مَعَ أ ي مْسَِْ

َ
 أ
ْ
ن
َ َ
مَسْجِدِ  جُوعًا، وَلْ

ْ
ا ال

َ
ذ
َ
ي ه ِ

كِفَ ف 
َ
عْت
َ
 أ
ْ
  - ن

هْرًا  
َ
ةِ ش

َ
مَدِين

ْ
 ال
َ
ي مَسْجِد ِ

،    -يَعْن 
ُ
ه
َ
يْظ
َ
مَ غ

َ
ظ
َ
، وَمَنْ ك

ُ
ه
َ
َ اُلله عَوْرَت

َ
 سَيَ

ُ
بَه

َ
ض
َ
فَّ غ

َ
وَمَنَ ك

 مَعَ 
َ

قِيَامَةِ، وَمَنْ مَسَْ
ْ
 رَجَاءا يَوْمَ ال

ُ
بَه
ْ
ل
َ
 اُلله ق

َ َ
اهُ مَلَ

َ
مْض

َ
 أ
ُ
 يُمْضِيَه

ْ
ن
َ
اءَ أ

َ
وْ ش

َ
ي   وَل ِ

خِيهِ ف 
َ
أ

امِ 
َ
د
ْ
ق
َ ْ
زُولُ الْ

َ
 يَوْمَ ت

ُ
مَه

َ
د
َ
 اُلله ق

َ
بَت

ْ
ث
َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
َ
أ هَيَّ
َ
(   حَاجَةٍ حَنََّ يَت ي

اب   147)رواه طي 

Artinya: 

Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat 
bagi orang lain. Amal yang paling dicintai Allah adalah membawa 
kegembiraan di hati seorang mukmin, meringankan kesusahan 
seseorang, melunasi utang seseorang, atau membantu meringankan 
rasa lapar mereka. Berjalan dengan sesama mukmin untuk memenuhi 
kebutuhan mereka lebih dicintai oleh Allah daripada mendedikasikan 
satu bulan untuk berkhalwat di masjid Nabawi. Barangsiapa yang dapat 
mengendalikan amarahnya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. 
Barangsiapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu 
melampiaskannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa 
puas pada hari kiamat. Dan barangsiapa membantu saudaranya sampai 
ia memenuhi kebutuhannya, Allah akan memberikannya ketenangan 
pada hari ketika banyak orang tergelincir ke dalam api neraka. 

Ḥadis di atas dapat dipahami bahwa amalan yang paling dicintai oleh 

Allah ialah dengan membantu sesama suadara Muslim dengan menyenangkan 

hati mereka apakah dengan memberikan sesuatu atau yang lainnya, kemudian 

menekankan bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah yang membawa 

 
147Al-Tabra nī , Juz. XII, h. 453. 
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manfaat langsung kepada orang lain, menunjukkan kasih sayang, kepedulian, 

dan komitmen untuk memperbaiki kehidupan sesama mukmin. Sehingga 

tindakan-tindakan semacam ini mencerminkan nilai-nilai inti dari ajaran 

Islam dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. 

4) Tidak bertentangan dengan akal sehat atau logika 

Ḥadis tentang perkara anjuran berkasih sayang dalam hal ini, tidak 

bertentangan dengan akal sehat atau logika. Sebab manusia merupakan 

makhluk yang mengembang amanah dari Allah untuk kemudian menciptakan 

atau menjaling hubungan baik antar sesama, dengan menguatkan tali 

silaturrahim, membantu jika membutuhkan, menjenguk ketika ia sakit, 

mendoa’kan yang baik-baik. Sehingga tujuan akhirnya ialah semata-mata 

untuk memperoleh rahmat dari Allah Swt. 

Dari hasil perbandingan dengan matan-matan hadis tentang anjuran 

berkasih sayang peneliti menilai bahwa hadis tersebut tidak memiliki ‘illah, 

meskipun di dalamnya terjadi perbedaan antar matan hadis, seperti adanya 

ziyādah, tagyīr, idrāj, dan nuqsan. Namun hal tersebut tidak marusak makna 

subtansi hadis. Selain itu, hadis ini juga terhindar dari syāż, dan bahkan sejalan 

dengan al-Qur’a n, hadis sahih, fakta sejarah, dan akal sehat (logika). Dapat 

disimpulkan bahwa seluruh hadis tentang anjuran berkasih sayang dapat 

dinyatakan sahih, baik dari segi sanad ataupun matannya, sehingga dapat 

diamalkan dan dijadikan hujjah. 

2. Hadis tentang Larangan Berselisih 

بِيهِ عَنْ 
َ
يْهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أ

َ
 عَل

َ
رِئ

ُ
سٍ فِيمَا ق

َ
ن
َ
 بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أ

ُ
يْبَة

َ
ت
ُ
ا ق
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

 ِ
يْْ 
َ
ن
ْ
ةِ يَوْمَ الِاث

َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
الَ ت

َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللّٰ

ه
ِ صَلَّ

ه
 رَسُولَ اللّٰ

َّ
ن
َ
 أ
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
  أ

 
ْ
خِيهِ  وَيَوْمَ ال

َ
 وَبَيْْ َ أ

ُ
ه
َ
 بَيْن

ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ا
 رَجُلَّ

َّ
ا إِلَ

ً
يْئ
َ
ِ ش

ه
 بِاللّٰ

ُ
ِك

ْ
 يُشْ

َ
لِّ عَبْدٍ لَ

ُ
رُ لِك

َ
ف
ْ
يُغ
َ
مِيسِ ف

َ
خ
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ظِرُوا  
ْ
ن
َ
أ لِحَا 

َ
يَصْط حَنََّ  يْنِ 

َ
ذ
َ
ه ظِرُوا 

ْ
ن
َ
أ لِحَا 

َ
يَصْط حَنََّ  يْنِ 

َ
ذ
َ
ه ظِرُوا 

ْ
ن
َ
أ الُ 

َ
يُق
َ
ف اءُ 

َ
حْن

َ
ش

لِحَا 
َ
يْنِ حَنََّ يَصْط

َ
ذ
َ
 148)رواه مسلم(  ه

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami  Qutaibah bin Sa'id  dari  Malik bin 
Anas  dari apa yang telah dibacakan kepadanya dari  Suhail  dari  
Bapaknya  dari  Abu Ḥurairah  bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam bersabda: "Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari 
Senin dan kamis. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah 
dengan sesuatu akan diampuni, kecuali bagi orang yang antara dia dan 
saudaranya terdapat kebencian dan perselisihan." Lalu dikatakan: 
'Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai! 
Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai! Tangguhkanlah 
kedua orang ini hingga mereka berdamai ! 

1) Metode takhrij berdasarkan awal matan 

 Dalam kitab Jam’u al-Jawāmi’ sebagai metode pertama, setelah di 

telusuri dengan mengacu pada awal matan hadis, maka hasil yang ditemukan 

adalah sebagai berikut: 

379 /  12816  -    
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
 فِيهَمَا  "ت

ه
فِرُ اللّٰ

ْ
يَغ
َ
مِيسِ، ف

َ
خ
ْ
يْْ  وَيَوْمَ ال

َ
ن
ْ
ةِ يَوْمَ الاث

َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
أ

ال: 
َ
حْناءُ، فيُق

َ
خِيهِ ش

َ
 وَبَيْْ َ أ

ُ
ه
َ
 بَيْن

ْ
انت

َ
 ك
ا
 رَجُلَّ

َّ
ا، إِلَ

ً
يْئ
َ
 ش

ه
 بِاللّٰ

ُ
ِك

ْ
 يُشْ

َ
لِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَ

ُ
لِك

لِحَا". 
َ
يْن حَنََّ يَصْط

َ
ذ
َ
ظِرُوا ه

ْ
 149ان

ب  هريرة 
َ
 م، وابن زنجويه، د، ت، حب عن أ

Maksud dari keterangan di atas, bahwa kode (م) adalah s ah ī h  Muslim, 

kode ( د) sunan Abu Dawud, kemudian kode (ت) sunan al-Tirmidzi, dan kode 

 .S ahih Ibnu Ḥ ibban (حب )

2) Metode takhrij hadis berdasarkan salah satu lafal matan hadis 

Kemudian dilanjutkan penelusuran dengan menggunakan kitab Al-

Mu’jam Al-Mufahras Li Alfāẓ Al-Ḥadīs Al-Nabawī, sebagai metode ke dua, maka 

petunjuk yang di dapatkan, diantaranya sebagai berikut: 

 150تفتح أبواب الجنة, السماء يوم الاثنيْ  ويوم الخميس ,كل يوم اثنيْ  وخميس. 

 

148 Ibn al-Ḥ ajja j, Juz. III, h. 360. 

149 Ima m Jala luddī n Al-Suyu tī , Juz. IV, h. 402. 

150 Winsī k, Juz. V, h. 44. 
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, 389,  268,  2:  حم,  17: حسن الخلق  ط,  76: بر  ت,  47: أدب  د,  34: برم

400 ,465 . 

Dari keterangan di atas, bahwa kode (م) S ah ī h  Muslim, kode ( د) Sunan 

Abu Dawud, kode (ت) Sunan at-Tirmidzi, kode (ط) Muwattha Malik, kode (حم) 

Ahmad bin Ḥanbal. 

3) Metode takhrij berdasarkan perawi pertama 

Dalam kitab Tuḥfah al-Asyrāf Bima’rifati al-Athrāf sebagai metode ke 

tiga dalam takhrij al-Ḥ adī s  setelah melakukan penelusuran, maka hasil yang di 

dapatkan diantaranya: 

الاثنيْ  والخميس.... الحديث. ]م ت[ حديث تفتح أبواب الجنة يوم  -  12702

ي الْدب )
ي الي     -وأحمد بن عبدة    -( عن قتيبة  2:  11م ف 

كلاهما عنه به. ت ف 

 151( عن قتيبة به. وقال: حسن صحيح. 76)والصلة 

Maksud keterangan di atas, bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 

S ah ī h  Muslim dengan kode ( م) dalam kitab al-Adab bab ke-11 urutan hadis ke-

2, Sunan Tirmidzi dengan kode (ت) dalam kitab al-Birra. 

4) Metode takhrij berdasarkan tema 

Dengan menggunakan kitab Kanz al-Ummāl sebagai metode ke empat 

takhrij hadis. Maka hasil yang ditemukan, yaitu: 

تفتح أبواب الجنة كل يوم الإثنيْ  ويوم الخميس، فيغفر الله فيهما لكل    -7460

بينه وبيْ  أخيه شحناء، فيقال:  عبد مسلم لا يشْك بالله شيئا، إلا رجلا كانت 

ي هريرة.   انظروا هذين حنَ يصطلحا. "خد م" وابن زنجويه "د ت حب" عن أب 

 [ . 7454مر برقم ]

Dari keterangan di atas, hadis ini diriwayatkan dalam kitab dengan kode 

 (د ) S ah ī h  Muslim, kode (م) artinya al-Adab al-Mufrad lil Bukha ri, kode (خذ)

 

151Al-Mizzī , Juz. IX, h. 411. 
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Sunan Abu Dawud, kode (ت) Sunan Tirmidzi, dan kode (حب) S ahih Ibnu 

Ḥ ibban. 

5) Metode takhrij berdasarkan status hadis 

 Yang terakhir berdasarkan metode kelima takhrij al-Ḥadis sebagai 

standarisasi dalam mengetahui kualitas suatu hadis. Dengan ini, hadis tersebut 

memiliki kedudukan sebagai hadis yang sahih, yang diperoleh melalui kitab 

Ṣaḥīḥ Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr hasil yang ditemukan, yaitu: 

5281  -   
َ
عَبْدٍ لَ لِّ 

ُ
لِك فِيهَا  رُ 

َ
ف
ْ
يُغ
َ
ف مِيسِ 

َ
الخ وَيَوْمَ   ِ

يْْ 
َ
ن
ْ
يَوْمَ الاث ةِ 

َّ
الجَن أبْوابُ   

ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
ت

 وَبَيْْ َ أخِيهِ شحناء فيقال: انظروا هذين حَنََّ  
ُ
ه
َ
 بَيْن

ْ
ت
َ
 كان
ا
 رَجُلا

َّ
 إِلَ
ً
يْئا

َ
 ش

ه
 بِاللّٰ

ُ
ِك

ْ
يُشْ

لِحا 
َ
 152. يَصْط

ي هريرة.   )خد م د ت( عَن أب 

Adapun maksud dari teks hadis di atas, bahwa hadis tersebut 

diriwayatkan dengan kode kitab (خذ) al-Adab al-Mufrad lil Bukha ri, kode (م) 

S ah ī h  Muslim, kode ( د) Sunan Abu Dawud, dan kode (ت) Sunan Tirmidzi. 

2) Analisis sanad dan matan hadis tentang larangan berselisih 

e) Kualitas sanad hadis 

Terkait hadis tentang perkara larangan berselisih telah jelas 

batasannya, peneliti tidak melakukan kritik/penelitian terhadap sanadnya 

karena hadis tersebut terdapat di dalam kitab imam al-Bukha rī  dan Muslim. 

Sehingga penelitian matan dapat dilakukan. 

f)  Analisis Matan 

Dalam melakukan penelitian pada matan hadis tentang larangan 

berselisih, sebelum melangkah pada penelitian matan terlebih dahulu 

mengetahui dari aspek syāz dan ‘illah-nya. Kemudian terlebih dahulu 

dilakukan pemenggalan matan hadis pada tiap-tiap riwayat dari berbagai 

 
152 Ima m Jala luddī n Al-Suyu tī , Ṣahīh Al-Jāmi’ Al-Ṣagīr Juz. I, h. 5281. 
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sumber untuk menentukan hadis yang diperkirakan sebagai matan asli hadis 

dari Nabi Saw. sebagai berikut: 

ي  2565)  -36 ب ِ
َ
ي مَرْيَمَ، عَنْ أ ب ِ

َ
، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أ

ُ
يَان

ْ
ا سُف

َ
ن
َ
ث
َّ
ي عُمَرَ، حَد ب ِ

َ
ا ابْنُ أ

َ
ن
َ
ث
َّ
( حَد

 ، ِ
يْْ 
َ
ن
ْ
مِيسٍ وَاث

َ
لِّ يَوْمِ خ

ُ
ي ك ِ
عْمَالُ ف 

َ ْ
عْرَضُ الْ

ُ
الَ: " ت

َ
 ق
ا
ة  مَرَّ

ُ
عَه
َ
، رَف

َ
رَيْرَة

ُ
بَا ه

َ
صَالِحٍ، سَمِعَ أ

فِرُ اُلله عَزَّ وَجَلَّ 
ْ
يَغ
َ
 ف

ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ً
 امْرَأ

َّ
ا، إِلَ

ً
يْئ
َ
 بِالِله ش

ُ
ِك

ْ
 يُشْ

َ
لِّ امْرِئٍ لَ

ُ
يَوْمِ، لِك

ْ
 ال
َ
لِك

َ
ي ذ ِ

 ف 

حَنََّ   يْنِ 
َ
ذ
َ
ه وا 

ُ
ارْك لِحَا، 

َ
يَصْط حَنََّ  يْنِ 

َ
ذ
َ
ه وا 

ُ
ارْك الُ: 

َ
يُق
َ
ف اءُ، 

َ
حْن

َ
ش خِيهِ 

َ
أ وَبَيْْ َ   

ُ
ه
َ
بَيْن

لِحَا "
َ
 153)رواه مسلم(  يَصْط

 

ي صَالِحٍ،    -  2023 ب ِ
َ
دٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أ  العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّ

ُ
ا عَبْد

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
 ق
ُ
يْبَة

َ
ت
ُ
ا ق
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

بْوَابُ  
َ
 أ
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
الَ: " ت

َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللّٰ

ه
ِ صَلَّ

ه
 رَسُولَ اللّٰ

َّ
ن
َ
، أ
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
بِيهِ، عَنْ أ

َ
عَنْ أ

ةِ يَوْمَ الِا 
َّ
جِرَيْنِ،  الجَن

َ
 المُهْت

َّ
ا إِلَ

ً
يْئ
َ
ِ ش

ه
 بِاللّٰ

ُ
ِك

ْ
 يُشْ

َ
رُ فِيهِمَا لِمَنْ لَ

َ
ف
ْ
يُغ
َ
مِيسِ ف

َ
ِ وَالخ

يْْ 
َ
ن
ْ
ث

ي بَعْضِ  ِ
. وَيُرْوَى ف 

ٌ
 حَسَنٌ صَحِيح

ٌ
ا حَدِيث

َ
ذ
َ
لِحَا ": ه

َ
يْنِ حَنََّ يَصْط

َ
ذ
َ
وا ه

ُّ
الَ: رُد

َ
يُق

وَمَ  لِحَا«. 
َ
يَصْط حَنََّ  يْنِ 

َ
ذ
َ
ه رُوا 

َ
»ذ ي  الحَدِيثِ:  ِ

يَعْن  جِرَيْنِ: 
َ
المُهْت وْلِهِ 

َ
ق عْن َ 

 يَحِلُّ 
َ
الَ: »لَ

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
مَ أ
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللّٰ

ه
ِّ صَلَّ ي ن ِ

َّ
لُ مَا رُوِيَ عَنِ الن

ْ
ا مِث

َ
ذ
َ
، وَه ِ

صَارِمَيْْ 
َ
المُت

امٍ« يَّ
َ
ةِ أ
َ
ث
َ
لَّ
َ
 ث
َ
وْق

َ
اهُ ف

َ
خ
َ
 يَهْجُرَ أ

ْ
ن
َ
 154)رواه اليَمذى( لِمُسْلِمٍ أ

 

بِيهِ، عَنْ   -  4916
َ
ي صَالِحٍ، عَنْ أ ب ِ

َ
، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أ

َ
ة
َ
بُو عَوَان

َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
، حَد

ٌ
د
َّ
ا مُسَد

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

يَوْمِ   لَّ 
ُ
ةِ ك

َّ
جَن
ْ
ال بْوَابُ 

َ
أ  
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
ت  " الَ: 

َ
ق مَ، 

ه
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله   

ه
ِّ صَلَّ ي ن ِ

َّ
الن عَنِ   ،

َ
رَيْرَة

ُ
ه ي  ب ِ

َ
أ

 
ْ
يُغ
َ
مِيسٍ ف

َ
، وَخ ِ

يْْ 
َ
ن
ْ
 ]ص: اث

َّ
ا إِلَ

ً
يْئ
َ
ِ ش

ه
 بِاللّٰ

ُ
ِك

ْ
 يُشْ

َ
لِّ عَبْدٍ لَ

ُ
ِ لِك
يَوْمَيْْ 

ْ
 ال
َ
لِك

َ
ي ذ ِ
رُ ف 
َ
[  280ف

  :
َ
اوُد

َ
بُو د

َ
الَ أ

َ
لِحَا " ق

َ
يْنِ حَنََّ يَصْط

َ
ذ
َ
ظِرُوا ه

ْ
ن
َ
الُ: أ

َ
يُق
َ
اءُ، ف

َ
حْن

َ
خِيهِ ش

َ
 وَبَيْْ َ أ

ُ
ه
َ
مَنْ بَيْن

جَرَ  
َ
مَ ه

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ُّ صَلَّ ي ن ِ

َّ
  الن

ُ
ه
َ
ا ل
ً
جَرَ ابْن

َ
رْبَعِيْ َ يَوْمًا، وَابْنُ عُمَرَ ه

َ
بَعْضَ نِسَائِهِ أ

 

153 Muslim Ibn al-Ḥ ajja j, Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-ʻAdl ʻan Al-ʻAdl Ilā 
Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ʻalaih Wasallam, Juz. IV (Da r Ih ya ’ al-Tura s  al-ʻArabiy, 1955), h. 1987   

154 Abu  ʻI sa  Muh ammad ibn ʻI sa  ibn Saurah ibn Mu sa  al-D ah h ak al- Tirmiz iy, Al-Jāmiʻ 
Al-Kabīr (Sunan Al-Tirmiżiy), Juz. III (Beirut: Da r al-Garb al-Isla miy PP - Beirut, 1996), h. 441. 
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 عُمَرَ  
َّ
ءٍ« وَإِن ْ ي

َ
ا بِسَْ

َ
ذ
َ
يْسَ مِنْ ه

َ
ل
َ
ِ ف

ه
 لِلّٰ

ُ
هِجْرَة

ْ
تِ ال

َ
ان
َ
ا ك
َ
: »إِذ

َ
اوُد

َ
بُو د

َ
الَ أ

َ
 ق
َ
 مَات

ْ
ن
َ
 أ
َ
إِلَ

 عَنْ رَجُلٍ 
ُ
طََّّ وَجْهَه

َ
عَزِيزِ غ

ْ
ي داود( بْنَ عَبْدِ ال )رواه أب 

155 

 

17  -    
َّ
ن
َ
، أ
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
بِيهِ، عَنْ أ

َ
ي صَالِحٍ، عَنْ أ ب ِ

َ
ي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أ ِ

ن 
َ
ث
َّ
وَحَد

وَيَوْمَ    ِ
يْْ 
َ
ن
ْ
ث ِ
ْ
الإ يَوْمَ  ةِ 

َّ
جَن
ْ
ال بْوَابُ 

َ
أ  
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
ت  " الَ: 

َ
ق مَ 

ه
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله   

ه
صَلَّ  ِ

ه
اللّٰ رَسُولَ 

لِّ 
ُ
رُ لِك

َ
ف
ْ
يُغ
َ
مِيسِ، ف

َ
خ
ْ
خِيهِ   ال

َ
 وَبَيْْ َ أ

ُ
ه
َ
 بَيْن

ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ا
 رَجُلَّ

َّ
ا إِلَ

ً
يْئ
َ
ِ ش

ه
 بِاللّٰ

ُ
ِك

ْ
 يُشْ

َ
عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَ

]ص:  لِحَا، 
َ
يَصْط حَنََّ  يْنِ 

َ
ذ
َ
ه ظِرُوا 

ْ
ن
َ
أ الُ: 

َ
يُق
َ
ف اءُ، 

َ
حْن

َ
حَنََّ  909ش يْنِ 

َ
ذ
َ
ه ظِرُوا 

ْ
ن
َ
أ  ]

لِحَا
َ
 156)رواه موطأ مالك( يَصْط

 

بِيه  -  10006
َ
، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ أ

ٌ
ا مَالِك

َ
ن
َ
ث
َّ
، حَد

ُ
ا إِسْحَاق

َ
ن
َ
ث
َّ
  تِ حَد

َّ
ن
َ
 أ
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
، عَنِ أ

، وَيَوْمَ   ِ
يْْ 
َ
ن
ْ
ث
ْ
يَوْمَ الَ مَاءِ  بْوَابُ السَّ

َ
أ  
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
ت الَ: " 

َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ِ صَلَّ

ه
رَسُولَ اللّٰ

وَبَيْْ َ   
ُ
ه
َ
بَيْن  

ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ا
رَجُلَّ  

َّ
إِلَ ا، 

ً
يْئ
َ
ش  ِ

ه
بِاللّٰ  

ُ
ِك

ْ
يُشْ  

َ
لَ عَبْدٍ  لِّ 

ُ
لِك رُ 

َ
ف
ْ
يُغ
َ
ف مِيسِ، 

َ
خ
ْ
خِيهِ ال

َ
أ  

لِحَا " 
َ
يْنِ حَنََّ يَصْط

َ
ذ
َ
ظِرُوا ه

ْ
ن
َ
ولُ: أ

ُ
يَق
َ
اءُ، ف

َ
حْن

َ
 157)رواه أحمد بن حنبل( ش

 

5661  -    
ُ
الِد

َ
ا خ

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
دٍ، ق

َ
ه  بْنُ مُشَْ

ُ
د
َّ
ا مُسَد

َ
ن
َ
ث
َّ
حُبَابِ، حَد

ْ
لُ بْنُ ال

ْ
ض
َ
ف
ْ
ا ال
َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
أ

  ِ
ه
الَ رَسُولُ اللّٰ

َ
الَ: ق

َ
، ق
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
أ بِيهِ، عَنْ 

َ
أ ا سُهَيْلٌ، عَنْ 

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
ق  ، ِ

ه
بْنُ عَبْدِ اللّٰ

 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللّٰ

ه
ُ  صَلَّ

ه
فِرُ اللّٰ

ْ
يَغ
َ
مِيسٍ، ف

َ
ِ وَخ

يْْ 
َ
ن
ْ
يَوْمِ اث لَّ 

ُ
ةِ ك
َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
أ  
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
مَ:  »ت

الُ: 
َ
يُق
َ
اءُ، ف

َ
حْن

َ
خِيهِ ش

َ
 وَبَيْْ َ أ

ُ
ه
َ
 بَيْن

ا
 رَجُلَّ

َّ
ا، إِلَ

ً
يْئ
َ
ِ ش

ه
 بِاللّٰ

ُ
ِك

ْ
 يُشْ

َ
لِّ عَبْدٍ لَ

ُ
 لِك

َ
جَلَّ وَعَلَّ

 
ْ
ن
َ
أ لِحَا، 

َ
يَصْط حَنََّ  يْنِ 

َ
ذ
َ
ه ظِرُوا 

ْ
ن
َ
لِحَا« أ

َ
يَصْط حَنََّ  يْنِ 

َ
ذ
َ
ه ابن ظِرُوا  صحيح  )رواه 

 158حبان( 

 

155Sulaima n ibn al-Asyʻas  ibn Ish a q ibn Basyī r ibn Syida d ibn ʻAmru al-Azdiy al-
Sijista niy. Abu  Da wud, Sunan Abī Dāwud, Juz. IV (Libanon-Beirut: Da r al-Risa lah al-ʻA lamiyah, 
2010), h. 279. 

156Ma lik Ibn Anas, Al-Muwaṭṭa’, Juz. V (Da r Ih ya ’ al-Tura s  al-ʻArabiy PP  - Beirut, 1985), 
h. 1334. 

157Ah mad Ibn Ḥ anbal, Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal, Juz. XVI (Da r al-Ḥ adī s  PP  - 
Kairo, 1995), h. 63. 

158Muh ammad Ibn Ḥ ibba n, Al-Iḥsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, Juz. XII (Mu’assasah 
al-Risa lah PP  - Beirut, 1988), h. 477. 
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411  -    ،
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
بِيهِ، عَنْ أ

َ
، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أ

ٌ
ي مَالِك ِ

ن 
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
ا إِسْمَاعِيلُ ق

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

ِ وَيَوْمَ 
يْْ 
َ
ن
ْ
ةِ يَوْمَ الِاث

َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
الَ: " ت

َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ِ صَلَّ

ه
 رَسُولَ اللّٰ

َّ
ن
َ
أ

لِ  رُ 
َ
ف
ْ
يُغ
َ
ف مِيسِ، 

َ
خ
ْ
خِيهِ  ال

َ
أ وَبَيْْ َ   

ُ
ه
َ
بَيْن  

ْ
ت
َ
ان
َ
رَجُلٌ ك  

َّ
إِلَ ا، 

ً
يْئ
َ
ش  ِ

ه
بِاللّٰ  

ُ
ِك

ْ
يُشْ  

َ
لَ عَبْدٍ  لِّ 

ُ
ك

لِحَا "
َ
يْنِ حَنََّ يَصْط

َ
ذ
َ
ظِرُوا ه

ْ
ن
َ
الُ: أ

َ
يُق
َ
اءُ، ف

َ
حْن

َ
 159)رواه الْدب المفرد البخاري(ش

g) Analisis Matan 

Dalam melakukan penelitian pada matan hadis tentang larangan 

berselisih, sebelum melangkah pada penelitian matan terlebih dahulu 

mengetahui dari aspek syāz dan ‘illah-nya. Kemudian terlebih dahulu 

dilakukan pemenggalan matan hadis pada tiap-tiap riwayat dari berbagai 

sumber untuk menentukan hadis yang diperkirakan sebagai matan asli hadis 

dari Nabi Saw. sebagai berikut: 

1) S ah ī h  Muslim 

  ، ِ
يْْ 
َ
ن
ْ
مِيسٍ وَاث

َ
يَوْمِ خ لِّ 

ُ
ي ك ِ
عْمَالُ ف 

َ ْ
عْرَضُ الْ

ُ
يَوْمِ،  (ت

ْ
 ال
َ
لِك

َ
ي ذ ِ

فِرُ اُلله عَزَّ وَجَلَّ ف 
ْ
يَغ
َ
ف

ا
ً
يْئ
َ
 بِالِله ش

ُ
ِك

ْ
 يُشْ

َ
لِّ امْرِئٍ لَ

ُ
اءُ (،  )لِك

َ
حْن

َ
خِيهِ ش

َ
 وَبَيْْ َ أ

ُ
ه
َ
 بَيْن

ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ً
 امْرَأ

َّ
الُ: )إِلَ

َ
يُق
َ
، ف

لِحَا(
َ
يْنِ حَنََّ يَصْط

َ
ذ
َ
وا ه

ُ
لِحَا، ارْك

َ
يْنِ حَنََّ يَصْط

َ
ذ
َ
وا ه

ُ
 )ارْك

2) Tirmidzi 

مِيسِ  
َ
ِ وَالخ

يْْ 
َ
ن
ْ
ةِ يَوْمَ الِاث

َّ
بْوَابُ الجَن

َ
 أ
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
ا  (ت

ً
يْئ
َ
ِ ش

ه
 بِاللّٰ

ُ
ِك

ْ
 يُشْ

َ
رُ فِيهِمَا لِمَنْ لَ

َ
ف
ْ
يُغ
َ
ف

جِرَيْنِ 
َ
 المُهْت

َّ
الَ: )إِلَ

َ
لِحَا (، يُق

َ
يْنِ حَنََّ يَصْط

َ
ذ
َ
وا ه

ُّ
 )رُد

3) Abu Dawud 

مِيسٍ  
َ
، وَخ ِ

يْْ 
َ
ن
ْ
يَوْمِ اث لَّ 

ُ
ةِ ك
َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
أ  
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
  (ت

َ
لِّ عَبْدٍ لَ

ُ
ِ لِك

يَوْمَيْْ 
ْ
 ال
َ
لِك

َ
ي ذ ِ

رُ ف 
َ
ف
ْ
يُغ
َ
ف

]ص:   
َّ
إِلَ ا 

ً
يْئ
َ
ش  ِ

ه
بِاللّٰ  

ُ
ِك

ْ
اءُ 280يُشْ

َ
حْن

َ
ش خِيهِ 

َ
أ وَبَيْْ َ   

ُ
ه
َ
بَيْن مَنْ  الُ:  )[ 

َ
يُق
َ
ف ظِرُوا  (، 

ْ
ن
َ
أ

لِحَا 
َ
يْنِ حَنََّ يَصْط

َ
ذ
َ
 )ه

 

 

159 Muhammad bin Isma ī l bin Ibrahī m bin al-Mughī rah Al-Bukha ri, Al-Adab Al-Mufrad, 
Juz. I (Beiru t: Da r al-Basya ir al-Isla mī yah, 1409), h. 148. 
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4) Muwattha Malik 

مِيسِ،  
َ
خ
ْ
ِ وَيَوْمَ ال

يْْ 
َ
ن
ْ
ث ِ
ْ
ةِ يَوْمَ الإ

َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
  (ت

ُ
ِك

ْ
 يُشْ

َ
لِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَ

ُ
رُ لِك

َ
ف
ْ
يُغ
َ
ف

اءُ 
َ
حْن

َ
ش خِيهِ 

َ
أ وَبَيْْ َ   

ُ
ه
َ
بَيْن  

ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ا
رَجُلَّ  

َّ
إِلَ ا 

ً
يْئ
َ
ش  ِ

ه
الُ:  )بِاللّٰ

َ
يُق
َ
ف حَنََّ  (،  يْنِ 

َ
ذ
َ
ه ظِرُوا 

ْ
ن
َ
أ

لِحَا،
َ
 )يَصْط

5) Ahmad bin Ḥanbal 

مِيسِ،  
َ
خ
ْ
، وَيَوْمَ ال ِ

يْْ 
َ
ن
ْ
ث
ْ
مَاءِ يَوْمَ الَ بْوَابُ السَّ

َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
ِ (ت

ه
 بِاللّٰ

ُ
ِك

ْ
 يُشْ

َ
لِّ عَبْدٍ لَ

ُ
رُ لِك

َ
ف
ْ
يُغ
َ
ف

ا
ً
يْئ
َ
اءُ (،  )ش

َ
حْن

َ
ش خِيهِ 

َ
أ وَبَيْْ َ   

ُ
ه
َ
بَيْن  

ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ا
رَجُلَّ  

َّ
ولُ:  )إِلَ

ُ
يَق
َ
ف حَنََّ  (،  يْنِ 

َ
ذ
َ
ه ظِرُوا 

ْ
ن
َ
أ

لِحَا
َ
 )يَصْط

6) S ah ī h  Ibnu Ḥibban 

مِيسٍ،  
َ
ِ وَخ

يْْ 
َ
ن
ْ
لَّ يَوْمِ اث

ُ
ةِ ك
َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
  (ت

ُ
ك

ْ
 يُشْ

َ
لِّ عَبْدٍ لَ

ُ
 لِك

َ
ُ جَلَّ وَعَلَّ

ه
فِرُ اللّٰ

ْ
يَغ
َ
ف

ا
ً
يْئ
َ
ش  ِ

ه
اءُ (،  )بِاللّٰ

َ
حْن

َ
ش خِيهِ 

َ
أ وَبَيْْ َ   

ُ
ه
َ
بَيْن  

ا
رَجُلَّ  

َّ
الُ:  )إِلَ

َ
يُق
َ
ف حَنََّ  (،  يْنِ 

َ
ذ
َ
ه ظِرُوا 

ْ
ن
َ
أ

لِحَا
َ
لِحَا (، )يَصْط

َ
يْنِ حَنََّ يَصْط

َ
ذ
َ
ظِرُوا ه

ْ
ن
َ
 )أ

7) Adab al-Mufrad al-Bukha ri 

مِيسِ،  
َ
خ
ْ
ال وَيَوْمَ   ِ

يْْ 
َ
ن
ْ
الِاث يَوْمَ  ةِ 

َّ
جَن
ْ
ال بْوَابُ 

َ
أ  
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
ِ (ت

ه
بِاللّٰ  

ُ
ِك

ْ
يُشْ  

َ
عَبْدٍ لَ لِّ 

ُ
لِك رُ 

َ
ف
ْ
يُغ
َ
ف

ا
ً
يْئ
َ
اءُ (،  )ش

َ
حْن

َ
ش خِيهِ 

َ
أ وَبَيْْ َ   

ُ
ه
َ
بَيْن  

ْ
ت
َ
ان
َ
رَجُلٌ ك  

َّ
الُ:  )إِلَ

َ
يُق
َ
ف حَنََّ  (،  يْنِ 

َ
ذ
َ
ه ظِرُوا 

ْ
ن
َ
أ

لِحَا
َ
 )يَصْط

Setelah melakukan pemenggalan matan-matan hadis, nampak adanya 

perbedaan pada kalimat pertama, yaitu: 

ي   1 ِ
عْمَالُ ف 

َ ْ
عْرَضُ الْ

ُ
ِ ت

يْْ 
َ
ن
ْ
مِيسٍ وَاث

َ
لِّ يَوْمِ خ

ُ
ك  Muslim  

مِيسِ  2
َ
ِ وَالخ

يْْ 
َ
ن
ْ
ةِ يَوْمَ الِاث

َّ
بْوَابُ الجَن

َ
 أ
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
 Tirmidzi ت

مِيسٍ  3
َ
، وَخ ِ

يْْ 
َ
ن
ْ
لَّ يَوْمِ اث

ُ
ةِ ك
َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
 Abu dawud ت

ةِ يَوْمَ  4
َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
مِيس ت

َ
خ
ْ
ِ وَيَوْمَ ال

يْْ 
َ
ن
ْ
ث ِ
ْ
الإ  Muwattha Malik 

مِيسِ  5
َ
خ
ْ
ِ وَيَوْمَ ال

يْْ 
َ
ن
ْ
ث ِ
ْ
ةِ يَوْمَ الإ

َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
 Ahmad bin Ḥanbal ت

مِيسٍ  6
َ
ِ وَخ

يْْ 
َ
ن
ْ
لَّ يَوْمِ اث

ُ
ةِ ك
َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
 Sahih Ibnu Ḥibban ت

مِيسِ  7
َ
خ
ْ
ِ وَيَوْمَ ال

يْْ 
َ
ن
ْ
ةِ يَوْمَ الِاث

َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
 Adab Mufrad al-Bukhari ت

 

Melihat adanya perbedaan kalimat pertama pada matan hadis di atas, 

maka perlu dilakukan penentuan lafal asli yang kemungkinan berasal dari 

Rasulullah sebagai bentuk acuan dalam melakukan perbandingan antar 
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matan-matan hadis tersebut. Peneliti mengira kuat bahwa lafal asli yang 

pernah disampaikan oleh Rasulullah di antara riwayat-riwayat yang lain 

adalah riwayat pada kalimat pertamanya menggunakan   ِلَّ يَوْم
ُ
ةِ ك
َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
ت

مِيسٍ 
َ
وَخ  ، ِ

يْْ 
َ
ن
ْ
 yang terdapat dalam kitab Ṣunan Abu Dawud, alasannya jika اث

dibandingkan dari segi sanad, bahwa sanad Abu Dawud lebih kuat dibanding 

sanad dari jalur Muslim. Ternyata, setelah penulis meninjau kembali sanad 

Muslim dan Abu Dawud terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut adalah 

ditemukannya perawi antara Suhail bin Abi Shalih dan Abu Ḥurairah yaitu 

bapak Abu Shalih. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan 

bahwasanya tidak pernah bertemu dengan Abu Ḥurairah karena Suhail bin Abi 

Shalih (Abu Yazid) mendengar dari bapaknya yaitu Abu Shalih. Ḥal tersebut, 

diperkuat lagi dengan adanya beberapa riwayat mencantumkan Abihi 

diantara Suhail bin Abi Shalih dan Abu Ḥurairah. Adapun lafal   hadisnya yaitu: 

 
َ
ن
ْ
لَّ يَوْمِ اث

ُ
ةِ ك
َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
الَ ت

َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللّٰ

ه
ِّ صَلَّ ي ن ِ

َّ
 عَنْ الن

َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
ِ عَنْ أ

يْْ 

 وَبَيْْ َ 
ُ
ه
َ
بَيْن  مَنْ 

َّ
ا إِلَ

ً
يْئ
َ
ِ ش

ه
 بِاللّٰ

ُ
ِك

ْ
 يُشْ

َ
لِّ عَبْدٍ لَ

ُ
ِ لِك

يَوْمَيْْ 
ْ
 ال
َ
لِك

َ
ي ذ ِ

رُ ف 
َ
ف
ْ
يُغ
َ
مِيسٍ ف

َ
وَخ

خِ 
َ
لِحَا أ

َ
يْنِ حَنََّ يَصْط

َ
ذ
َ
ظِرُوا ه

ْ
ن
َ
الُ أ

َ
يُق
َ
اءُ ف

َ
حْن

َ
 )رواه أبو داود(   يهِ ش

Artinya: 

Dari  Abu Ḥurairah  dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau 
bersabda:Pintu-pintu surga dibuka setiap hari senin dan kamis, lalu 
pada kedua hari itu akan diampuni setiap orang yang tidak 
mensekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali bagi seseorang yang 
mempunyai permusuhan dengan saudaranya. Lalu akan dikatakan 
(kepada malaikat): "Tunggulah dua orang ini hingga mereka 
berbaikan ". 

a) Penelitian matan dari aspek ‘illah 

Setelah melakukan penentuan lafal asli matan hadis, peneliti kemudian 

melakukan penelitian terhadap seluruh matan hadis untuk mengetahui 

apakah matan hadis tersebut terhindar dari ‘illah atau tidak, dengan 

menggunakan kaidah minor terhindar dari ‘illah, sebagai berikut: 
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1. Sisipan kata atau kalimat (idrāj) 
No Sisipan Setelah lafal/kalimat Riwayat 
1 - - - 

 

2. Penggabungan matan hadis yang bukan dari bagiannya 
(idṭirāb) 

No Penggabungan Setelah atau sebelum kalimat Riwayat 
1 - - - 

 

3. Penambahan kata/kalimat (ziyadah) 

No 
Penambahan/lafal 

kalimat 
Setelah kalimat Riwayat 

1 
 يَهْجُرَ  

ْ
ن
َ
 يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أ

َ
لَ

امٍ  يَّ
َ
ةِ أ
َ
ث
َ
لَّ
َ
 ث
َ
وْق

َ
اهُ ف

َ
خ
َ
 أ

لِحَا 
َ
 حَنََّ يَصْط

Tirmidzi dan 
Abu Dawud 

 

4.  4. Perubahan lafal/kalimat (tagyir) 
No P/R Perubahan lafal/kalimat asli Riwayat 

1 
Muslim 
&A. bin 
Ḥanbal 

لِّ  
ُ
ي ك ِ
عْمَالُ ف 

َ ْ
عْرَضُ الْ

ُ
ت

 ِ
يْْ 
َ
ن
ْ
مِيسٍ وَاث

َ
 يَوْمِ خ

بْوَابُ   &
َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
ت

 ِ
يْْ 
َ
ن
ْ
ث
ْ
مَاءِ يَوْمَ الَ  السَّ

لَّ 
ُ
ةِ ك
َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
ت

مِيسٍ 
َ
، وَخ ِ

يْْ 
َ
ن
ْ
 يَوْمِ اث

Riwayat Abu 
Dawud 

2 

Muslim, 
Tirmidzi, 
M. Malik, 
Ahmad 
bin 

Ḥanbal, 
& S. Ibnu 
Ḥibban 

فِرُ اُلله عَزَّ وَجَلَّ 
ْ
يَغ
َ
ف

يَوْمِ 
ْ
 ال
َ
لِك

َ
ي ذ ِ
لِّ   ف 

ُ
لِك

 بِالِله  
ُ
ِك

ْ
 يُشْ

َ
امْرِئٍ لَ

ا 
ً
يْئ
َ
 ش

  ِ
يَوْمَيْْ 

ْ
 ال
َ
لِك

َ
ي ذ ِ
رُ ف 
َ
ف
ْ
يُغ
َ
ف

لِّ عَبْدٍ 
ُ
ِ  لِك

ه
 بِاللّٰ

ُ
ِك

ْ
 يُشْ

َ
لَ

ا 
ً
يْئ
َ
 ش

Riwayat Abu 
Dawud 

3 

Muslim, 
Tirmidzi, 
M. Malik, 
& S. Ibnu 
Ḥibban 

 
ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ً
 امْرَأ

َّ
 إِلَ

جِرَيْنِ 
َ
 المُهْت

َّ
 إِلَ

 
ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ا
 رَجُلَّ

َّ
 إِلَ

 
ُ
ه
َ
 بَيْن

ا
 رَجُلَّ

َّ
 إِلَ

 
ُ
ه
َ
 مَنْ بَيْن

َّ
 Abu Dawud إِلَ

4 
Muslim 

& 
Tirmidzi 

يْنِ 
َ
ذ
َ
وا ه

ُ
 ارْك

يْنِ 
َ
ذ
َ
وا ه

ُّ
 رُد

ظِرُوا 
ْ
ن
َ
يْنِ أ

َ
ذ
َ
ه  Abu Dawud 
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5. Pengurangan lafal/kalimat (nuqsan) 

No P/R 
Tidak terdapat 
lafal/kalimat 

Setelah 
kalimat 

Riwayat 

1 
Riwayat 
Tirmidzi 

 
ُ
ِك

ْ
 يُشْ

َ
لِّ عَبْدٍ  لَ

ُ
 Abu Dawud لِك

 

 6. Pemutar balikan/kalimat (inqilab) 

No Mendahulukan Mengakhirkan 
lafal/kalimat 

asli 
Riwayat 

1  ِ
يْْ 
َ
ن
ْ
مِيسٍ  اث

َ
 خ

ةِ 
َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
ت

 ، ِ
يْْ 
َ
ن
ْ
لَّ يَوْمِ اث

ُ
ك

مِيسٍ 
َ
 وَخ

Abu Dawud 

مِيسٍ  2
َ
ِ  خ

يْْ 
َ
ن
ْ
 وَاث

ي  ِ
عْمَالُ ف 

َ ْ
عْرَضُ الْ

ُ
ت

مِيسٍ 
َ
لِّ يَوْمِ خ

ُ
ك

 ِ
يْْ 
َ
ن
ْ
 وَاث

Muslim 

مِيسِ  وَيَوْمَ  3
َ
خ
ْ
 ال

 
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
ةِ ت

َّ
جَن
ْ
بْوَابُ ال

َ
أ

ِ وَيَوْمَ 
يْْ 
َ
ن
ْ
ث ِ
ْ
يَوْمَ الإ

مِيسِ 
َ
خ
ْ
 ال

Muwattha 
Mallik & 

Adab Mufrad 
al-Bukhari 

 

b) Penelitian matan dari aspek syāz 

Selanjutnya untuk membuktikan apakah hadis larangan berselisih 

terjadi pertentangan, sehingga perlu diteliti dari aspek syāz-nya. Maka 

diperlukan langkah-langkah, sebagai berikut: 

1) Bertentangan dengan al-Qur’an 

Ḥadis terkait larangan berselisih, sama sekali tidak bertentangan 

dengan al-Qur’an. Dan bahkan matan hadis tersebut di dukung oleh banyak 

ayat al-Qur’an di antaranya QS. Al-Ḥujurat/49:9, menjelaskan tentang larangan 

berselisih antar sesama, sebagai berikut: 

رٰ 
ْ
خ
ُ ْ
 الْ

َ
ىهُمَا عَلَّ  اِحْدٰ

ْ
ت
َ
 بَغ

ْْۢ
اِن
َ
 ف
ۚ
هُمَا

َ
صْلِحُوْا بَيْن

َ
ا
َ
وْا ف

ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
مِنِيْْ َ اق

ْ
مُؤ
ْ
ِ مِنَ ال

يَٰ 
َ
ف ىِٕ
ۤ
ا
َ
 ط
ْ
ى وَاِن

لِ 
ْ
عَد
ْ
بِال هُمَا 

َ
بَيْن صْلِحُوْا 

َ
ا
َ
ف  

ْ
ءَت

ۤ
ا
َ
ف  
ْ
اِن
َ
ِ ۖف

ه
اللّٰ مْرِ 

َ
ا  

ٰى
اِلَ ءَ  ْْۤ ي ِ

ق 
َ
ت حَنَّٰ   ْ ي ِ

بْع 
َ
ت  ْ ي نَِ

ه
ال وا 

ُ
اتِل
َ
ق
َ
ف

 
ْ
ق
َ
سِطِيْْ َ وَا

ْ
مُق
ْ
َ يُحِبُّ ال

ه
 اللّٰ

َّ
وْا  اِن

ُ
   ٩ سِط
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Terjemahnya: 
Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah 
keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap 
(golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, 
sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu 
telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan 
adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 
bersikap adil.160 

Dalam tafsir jalalain dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan 

dengan suatu masalah, yaitu bahwa Nabi Saw., pada suatu hari menaiki keledai 

kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu Ubay ketika melewatinya tiba-tiba keledai 

yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka 

berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya: “Demi Allah, sungguh bau kencing 

keledainya jauh lebih wangi dari pada bau minyak kasturimu itu”, dan di antara 

keduanya saling baku hantam dengan tangan, terompah dan pelepah kurma.161 

Oleh sebab itu, Allah Swt., menjelaskan bahwa jika ada dua kelompok 

orang beriman yang berperang, maka mereka harus mencari perdamaian di 

antara mereka sesuai dengan ketentuan Allah, berdasarkan keadilan untuk 

kepentingan semua pihak. Jika, setelah mengupayakan perdamaian, masih ada 

yang membangkang dan menganiaya kelompok lain, maka kelompok yang 

agresif harus diperangi sehingga mereka menerima hukum Allah. “Jika suatu 

kelompok pemberontak telah tunduk dan kembali kepada perintah Allah, 

maka kedua kelompok yang sebelumnya bertikai harus diperlakukan secara 

adil dan bijaksana, dengan penuh kesadaran, agar permusuhan seperti itu 

tidak terulang lagi di masa depan. Allah memerintahkan mereka untuk berlaku 

 

160 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Semesta al-Qur’an, 
2014), h. 516. 

161 Imam Jala luddī n As-Suyut i, Tafsir Jalālāīn (Sinar Baru Algensindo), h. 901. 
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adil dalam segala urusan mereka, karena Allah mencintai dan akan memberi 

pahala kepada orang-orang yang berlaku adil dalam segala urusan mereka.162 

2) Tidak bertentangan hadis yang lebih ṣaḥīḥ 

  Ḥadis tersebut juga dikuatkan oleh hadis lain ialah dalam kitab 

Ṣaḥīḥ al-Bukhāri dari sahabat Jundab bin Abdullah tentang perselisihan adalah 

perkara yang dibenci, sebagai berikut: 
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 163)رواه البخاري( وبُك

Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami  Ishaq  telah mengabarkan kepada 
kami  Abdush Shamad  telah menceritakan kepada kami  Ḥammam  telah 
menceritakan kepada kami  Abu 'Imran Al  Jauni  dari  Jundab bin 
Abdullah  bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : 
Bacalah al-Qur’an, selama menjadikan hati kalian bersatu padu, namun 
jika kalian berselisih, tinggalkanlah ". 

 Maksud hadis di atas, bahwa mempelajari al-Qur’a n serta 

mengamalkan isi kandungannya dapat menjadikan seseorang menjadi lebih 

sabar, serta lebih mudah mengendalikan amarah. Oleh sebab itu, dalam 

pengamalannya di kehidupan sehari-hari seseorang sebisa mungkin untuk 

menghindari atau meninggalkan perselisihan, sebab konsekuensinya adalah 

selain mengurangi pahala juga merenggangkan hubungan persaudaraan antar 

sesama. 

3) Tidak bertentangan dengan sejarah 

Ḥadis tentang larangan berselisih  telah jelas batasannya bahwa 

tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Mengapa demikian, sebab banyak 

 

162 Abdul Goffar dan Abu Ihsan Al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid VII (Jakarta: Pustaka 
Imam asy-Syafi’i, 2004). 

163 Abu  ʻAbdilla h Muh ammad ibn Isma ʻī l ibn Ibra hī m ibn al-Mugī rah al-Juʻfiy al- 
Bukha riy, Al-Jāmiʻ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ʻalaih 
Wasallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih, Juz. IX (Da r T auq al-Naja t, 1422), 111. 
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ayat atau hadis yang menjelaskan terkait dengan perselisihan antar sesama 

manusia. Salah satu contoh hadisnya ialah dalam riwayat al-Bukha ri tentang 

janganlah mengadili dua orang yang sedang berselisih ketika dalam keadaan 

marah, sebagai berikut:  
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 164)رواه البخاري و مسلم( وَه

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami  Adam  telah menceritakan kepada 
kami  Syu'bah  Telah menceritakan kepada kami  Abdul Malik bin Umair  ,
aku mendengar  Abdurrahman bin Abu Bakrah  mengatakan, Abu 
Bakrah menulis surat untuk anaknya yang ketika itu berada di Sijistan 
yang isinya: 'Jangan engkau mengadili diantara dua orang ketika 
engkau marah, sebab aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi 
wasallam bersabda: "Seorang hakim dilarang memutuskan antara dua 
orang (berselisih) ketika marah. 

 Adapun maksud keterangan dari hadis tersebut bahwa “Allah, Sang 

Pembuat Ḥukum Yang Maha Bijaksana, melarang para hakim untuk mengadili 

di antara manusia dalam keadaan marah. Ḥal ini dikarenakan kemarahan 

dapat mempengaruhi penilaian atau keistabilan seseorang. Oleh karena itu, 

ada risiko bahwa hakim mungkin tidak adil atau tidak akurat dalam 

memutuskan perkara ketika marah. Ḥal ini dapat menyebabkan ketidakadilan 

bagi pihak yang kalah dalam perkara, dan dapat menyebabkan penyesalan dan 

dosa bagi hakim.” 

4) Tidak bertentangan dengan logika 

Ḥadis tentang perkara larangan berselisih dalam hal ini, tidak 

bertentangan dengan akal sehat atau logika. Justru sebaliknya, hal ini 

 
164 Bukha riy, Juz. IX,h. 65. 
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konsisten dengan prinsip-prinsip logika yang mendukung terciptanya 

perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. 

Dari hasil perbandingan dengan matan-matan hadis tentang larangan 

berselisih peneliti menilai bahwa hadis tersebut tidak memiliki ‘illah, 

meskipun di dalamnya terjadi perbedaan antar matan hadis, seperti adanya 

ziyādah, tagyīr, idrāj, dan nuqsan. Namun hal tersebut tidak marusak makna 

subtansi hadis. Selain itu, hadis ini juga terhindar dari syāż, dan bahkan sejalan 

dengan al-Qur’a n, h adis  s ah ī h , fakta sejarah, dan akal sehat (logika). Dapat 

disimpulkan bahwa seluruh hadis tentang larangan berselisih dapat 

dinyatakan sahih, baik dari segi sanad ataupun matannya, sehingga dapat 

diamalkan dan dijadikan hujja h. 

K. Living Ḥadiṡ 

Secara bahasa, kata living diambil dari bahasa inggris yang dapat 

memiliki arti ganda, makna yang pertama yaitu “yang hidup” dan makna yang 

kedua adalah “menghidupkan”, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan 

istilah al-hayy dan ihya’. Sedangkan secara istilah, living hadis didefenisikan 

sebagai suatu ilmu yang mengkaji tentang praktik hadis. Dengan kata lain, ilmu 

yang mengkaji tentang hadis dari sebuah realita, bukan dari idea yang muncul 

dari penafsiran hadis. Sederhananya, dapat diartikan bahwa kajian tentang 

living hadis sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan yang kokoh dan 

meyakinkan dari suatu budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran, atau perilaku 

hidup di masyarakat yang diinspirasi dari sebuah hadis Nabi saw.165 

Tujuan utama kajian living hadis adalah berusaha menghubungkan 

fenomena hadis dan fenomena masyarakat. Ḥadis dibatasi oleh sanad dan 

 

165 Ahmad ’Ubaydi Ḥasbillah, Ilmu Living Qur’an-Hadis Ontologi, Epistimologi, Dan 
Aksiologi  (Cet. I; Tangerang Selatan Banten: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2019), h. 20. 
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matan, namun studi living hadis memperluasnya ke dalam masyarakat yang 

menerima dan mempraktikkan kandungannya. Potensi kajian ini besar, 

mengkaji bagaimana hadis (atau sosok Nabi Muhammad) dibaca, dihapal, 

dilagukan, dipahami, dan diterapkan atau tidak diterapkan dala kehidupan 

nyata individu, kelompok, atau masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. 

Kajian living hadis bisa membahas bagaimana tokoh, anggota masyarakat, atau 

kelompok Islam memahami dan menerapkan hadis-hadis tentang iman, 

tentang ibadah, akhlak, fikih, jihad, warisan, perkawinan, dan sebagainya. 

Sumber-sumber kajian ini bisa berbentuk naskah tulisan, lisan, praktik 

kehidupan, dan kelembagaan.166 

Secara detail dan terperinci, kemunculan terma living hadis ini akan 

dijelaskan kedalam beberapa bagian, sebagai berikut:167 

1. Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa living hadis hanyalah satu 

terminologi saat ini. Pada masa lalu sebenarnya sudah ada, misalnya, 

tradisi Madinah, living sunnah, kemudian ketika sunnah diverbalisasi 

maka menjadi living hadis, tentu dengan asumsi bahwa cakupan hadis 

ini lebih luas dari pada sunnah secara literal bermakna habitual practice 

(praktik kebiasaan). Ini adalah satu bentuk konsekuensi dari pertemuan 

teks normatif (hadis) dengan realitas ruang waktu dan lokal. Jauhnya 

jarak waktu antara lahirnya teks hadis ataupun al-Qur’an menyebabkan 

ajaran yang ada pada keduanya terserap dalam berbagai literatul bacaan 

umat Islam, seperti kitab kuning. 

 

166 Arifuddin Ahmad dkk, Manajemen Ihya’ Al-Sunnah (Cet: I; Depok: PT. Raja Garfindo 
Persada, 2023), h. 19-20. 

167 Saifuddin Zuhri Qudsy dan Subkhani and Kusuma Dewi, Living Hadis Praktik, 
Resepsi, Teks, Dan Transmisi (Cet. I; Yogyakarta: Ilmu Ḥadis Press, 2018), h. 5-8. 
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2. Pada awalnya, kajian hadis bertumpu pada teks, baik sanad maupun 

matan, kemudian dalam kajian living hadis bertitik tolak dari praktik 

(konteks).  Praktik di masyarakat yang diilhami oleh teks hadis. Pada 

titik ini, kajian hadis tidak dapat terwakili, baik dalam maanil hadis 

ataupun fahmil hadis. Dari sini terjawab jika terdapat pertanyaan apa 

perbedaan ma’anil hadis, fahmil hadis dengan living hadis? Titik 

perbedaannya adalah teks dan praktik. Jika ma’anil hadis dan fahmil 

lebih bertumpu pada teks, living hadis adalah praktik yang terjadi di 

masyarakat. Jadi jelas perbedaannya di sini, yakni perbedaan titik tolak. 

Pada kajian ma’anil hadis ataupun fahmil hadis, kajiannya lebih pada 

matan dan sanad. Yusuf Qardawi, Khatib al-Baghdadi, Shalahuddin al-

Adhlabi, Syuhudi Ismail, Nurun Najwah, merupakan tokoh-tokoh yang 

konsen terhadap kajian-kajian ilmu ma’anil hadis. secara keseluruhan, 

mereka memberikan konsep pemahaman mengenai kaidah-kaidah 

matan hadis. Namun, kajian yang bertolak dari praktik memang tidak 

ada porsinya dalam buku para tokoh ma’anil tersebut. 

3. Dalam kajian sanad dan matan hadis, sebuah teks hadis harus memiliki 

standar kualitas hadis, seperti ṣaḥīh, ḥasan, dha’if, dan maudhu’, berbeda 

dalam kajian hadis, sebuah praktik yang bersandar dari hadis itu tidak 

mempermasalahkan apakah sebuah praktik berasal dari hadis ṣaḥīh, 

ḥasan, dan dha’if, yang penting ia hadis dan bukan hadis maudhu’. 

Sehingga kaidah kesahihan sanad dan matan tidak menjadi titik tekan di 

dalam kajian living hadis. Mengapa? 1) karena ia sudah menjadi praktik 

yang hidup di masyarakat. 2) karena ia sudah menjadi praktik yang 

hidup di masyarakat, maka sepanjang tidak menyalahi norma-norma, 

maka ia akan dinilai satu bentuk keragaman praktik yang diakui di 
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masyarakat. Praktik-praktik umat Islam di masyarakat pada dasarnya 

banyak dipengaruhi oleh agama, namun, kadang masyarakat atau 

individu tidak lagi menyadari bahwa itu berasal dari teks, baik al-Qur’an 

maupun hadis. Ḥal ini dapat dipahami mengingat bahwa masyarakat 

belajar melalui buku-buku seperti fikih, muamalah, akhlak, dan kitab 

lainnya. Sementara di kitab atau buku tersebut tidak disebutkan lagi 

kalau hukum atau praktik itu berasal dari hadis. 

4. Membuka ranah baru dalam kajian hadis. Kajian-kajian hadis banyak 

mengalami kebekuan, terlebih lagi pada awal tahun 2000an kajian sanad 

hadis sudah sampai pada titik jenuh, sementara kajian matan hadis 

masih juga bergantung pada kajian sanad hadis. Akhirnya pada tahun 

2007 muncullah buku “Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis” 

yang dibesut oleh Sahiron Syamsuddin Dkk di Prodi Tafsir Ḥadis, Fak. 

Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari sini kami berpendapat 

bahwa fokus kajian living hadis adalah pada satu bentuk kajian atas 

fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat 

yang memiliki landasannya di hadis Nabi. 
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D. Kerangka Konseptual 

 

Studi Harmonisasi Hubungan Sosial antar Suku 

di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman 

Sulawesi Barat 
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harmonisasi hubungan sosial 

antar suku. 

Suku yang menjadi objek penelitian: 

• Suku Mandar 

• Suku Jawa 

• Suku bugis 

• Suku Makassar 

Hasil Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Pada dasarnya terdapat sejumlah versi dan variasi terkait unsur-unsur 

etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pemberlakuan unsur-unsur tersebut 

pada dasarnya biasa ditetapkan secara khusus dalam konteks lingkungan 

akademik. Meskipun secara umum, unsur-unsur tersebut dipandang berlaku 

dalam  setiap pembuatan karya tulis ilmiah. Diantaranya: Pertama, 

memelihara kejujuran. Kedua, menunjukkan sikap rendah hati (tawāḍu’). 

Ketiga, bertanggung jawab atas penelitian serta analisis yang disampaikan, 

serta tidak melemparkan kesalahan yang terdapat dalam penelitian tersebut 

kepada orang lain. Keempat, bersikap terbuka. Kelima, bersikap cermat dalam 

mengemukakan data, dan Keenam, bersikap objektif dalam menyajikan 

data.168 

B. Jenis, Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut 

Strauss dan Corbin dalam Cresswell, bahwa yang dimakud dengan penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkann penemuan-penemuan 

yang tidak dapat dicapai/diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur 

statistik atau cara-cara laindari kualitatif (pengukuran).169 secara umum 

penggunaan penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian yang 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas 

 

168 Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Cet: I; Makassar: 
Alauddin Press, 2013), h. 2-3. 

169 Pupu Saeful Rahmat, ‘Penelitian Kualitatif ’, Jurnal Equilibrium, Vol. 5 No .9 (Januari 
2009), h. 2. 
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sosial. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta 

yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjaid hipotesis 

atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam.170 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian tesis yang berjudul: “Studi Ḥarmonisasi Ḥubungan Sosial antar 

Suku di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman (Kajian Implementasi Nilai 

Ḥadis Ukhuwah Sosial). Tentu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 

mencari berbagai data dan sumber yang bisa menunjang dalam penelitian tesis 

ini, untuk itu peneliti memperkirakan waktu meneliti selama 2 bulan lamanya. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar 

Kecamatan Wonomulyo Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar 

merupakan salah satu Kabupaten diantara 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Barat. Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten 

Polewali Mamasa disingkat dengan polmas yang secara administratif berada 

dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, setelah daerah ini mekar 

dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai Kabupaten tersendiri, maka 

nama Polewali Mamasa diganti menjadi Polewali Mandar.171  

Penelitian ini dilakukan di wilayah Ujung Baru Kelurahan Sidodadi 

Kecamatan Wonomulyo yang merupakan salah satu dari enam belas 

kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Letak Ibu Kota Kecamatan 

Wonomulyo berada paling dekat dengan ibukota Kabupaten yakni sekitar 16 

 

170 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Cet: XXVI: Bandung; CV, 
Alfabeta, 2017), h. 7-8. 

171 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Polewali_Mandar (diakses pada 4 
Februari 2023). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Polewali_Mandar
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km. Kecamatan Wonomulyo secara geografis terletak pada posisi 03º22’51,0 

Lintang Selatan dan 119º12’36, Bujur Timur 

Kecamatan Wonomulyo berbatasan: 

Sebelah utara   : Kecamatan Tapango 

Sebelah timur   : Kecamatan Matakali 

Sebelah barat   : Kecamatan Mapilli 

Sebelah selatan   : Selat Makassar 

Luas Kecamatan Wonomulyo sebesar 76,41 km² meliputi 1 kelurahan 

dan 13 desa. Desa Tumpiling adalah desa yang memiliki wilayah terluas di 

Kecamatan Wonomulyo yaitu 20,14 km². Sedangkan desa yang paling sempit 

wilayahnya di Kecamatan Wonomulyo adalah Desa Banuabaru yaitu 1.82 km² 

Sementara itu, jika dilihat secara umum ketinggian Kecamatan 

Wonomulyo dari permukaan lau berkisar antara 8 m sampai dengan 13 m dari 

permukaan air laut, dimana ada 3 desa yang memiliki ketinggian yang sama 

yaitu Desa Sugihwaras, Desa Arjosari dan Desa Sidorejo yang merupakan desa 

yang memiliki ketinggian paling tinggi dari permukaan laut yaitu setinggi 13 

m dari permukaan laut, dan desa yang memiliki ketinggian dari permukaan 

laut yang terendah adalah Desa Bumimulyo dengan ketinggian hanya berkisar 

8 m dari permukaan air laut.172 

Peta lokasi Kecamatan Wonomulyo di Kabupaten Polman Sulawesi 

Barat dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 
172 Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Wonomulyo Dalam 

Angka 2021 (Polewali Mandar: UD. Areso, 2021), h. 3. 
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 Kecamatan Wonomulyo secara administratif terbagi 14 

desa/kelurahan, yakni terdiri dari 1 kelurahan 13 desa. Jarak desa/kelurahan 

terjauh dari kota kecamatan ialah Desa Nepo dengan 9 km. Sedangkan jarak 

desa/kelurahan yang paling dekat dengan ibu kota kecamatan ialah kelurahan 

Sidodadi dengan jarak 1 km. Keadaan tanah di Kecamatan Wonomulyo adalah 

semua desa berada di dataran.  

Sebagai kawasan yang regional, Kecamatan Wonomulyo yang berpusat 

di Kelurahan Sidodadi termasuk wilayah yang padat penduduk jika 

dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kabupaten Polewali Mandar. 

Penjabaran mengenai wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk untuk setiap 

desa/kelurahan di Kecamatan Wonomulyo dapat dilihat pade tabel sebagai 

berikut: 
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 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kelurahan dengan 

jumlah penduduk tertinggi yang merupakan satu-satunya wilayah di 

Kecamatan Wonomulyo yang berpenduduk di atas 10.000 jiwa ialah Kelurahan 

Sidodadi dengan jumlah penduduk 11.442 jiwa dengan kepadatan 3.946 

jiwa/Km². Kelurahan Sidodadi yang menjadi cikal bakal terbentuknya 

Wonomulyo dan merupakan bagian dari studi kasus bersama 6 desa lainnya, 

yaitu Banua Baru, Sumberjo, Sugih Waras, Campurjo, Sidorejo dan Bakka-

bakka. 

 Adapun integrasi masyarakat di Kecamatan Wonomulyo khususnya 

Kelurahan Sidodadi tidak hanya dihuni oleh etnis Jawa dan Mandar, namun 

juga terdapat etnis lain seperti Bugis, Toraja dan Makassar. Namun, etnis Jawa 

dan Mandar merupakan dua etnis yang dominan menghuni Kecamatan 

Wonomulyo. Apaun pola integrasi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di 

Wonomulyo agar dapat berbaur dengan masyarakat asli, yaitu masyarakat 

Mandar ialah sebagai berikut: 

1. Kerja sama atau gotong royong. 

2. Tingginya intensitas interaksi sosial antar etnis. 

3. Saling menghargai satu sama lain, dan 

4. Adanya perkawinan campuran. 

Adapun visi dan misi terkait pelayanan administrasi terdapdu 

kecamatan Wonomulyo, ialah: 

Visi: 

“Terwujudnya Pelayanan Prima di Kantor Camat Wonomulyo” 

Misi: 

1. Meningkatkan kinerja aparatur dalam dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 
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2. Melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik yang Transparan dan bertanggung 

jawab. 

3. Memanfaatkan sarana dan prasarana secara efesien dan efektif. 

4. Menerapkan Pelayanan Cepat, tepat, murah dan nyaman.173 

Motto: 

“CEPAT, TEPAT, MUDAH” 

  Adapun nilai-nilai Kecamatan Wonomulyo, diantaranya: 

1. Ramah ialah ringan menyapa, tulus tersenyum, dan peka pada 

harapan/kebutuhan yang dilayani. 

2. Adil maksudnya adalah Memberikan layanan dan sikap melayani yang sama 

tanpa memandang strata sosial, pangkat/jabatan, kaya, miskin, asal-usul, 

dan perbedaan lainnya. 

3. Profesional dalam memberikan layanan sesuai dengan standar yang sudah 

diterapkan secara optimal setara dengan tersedianya sumber-sumber yang 

ada. 

4. Ikhlas dalam arti kepada siapa pun, memperoleh seberapa pun tidak, tidak 

menjadi halangan untuk terus melayani. 

5. Ḥormat dengan sikap saling menghargai keunikan sebagai sumber yang 

mendasari pengabdian kepada orang dan semua mahkluk ciptaan Tuhan. 

6. Kebersamaan yang dimaksud ialah melakukan tugas keseharian dengan 

mendorong kebersamaan dalam aparatur Kecamatan. 

7. Disiplin menjadi aparatur Kecamatan dalam melakukan tugasnya bekerja 

sesuai dengan waktu kerja dan aturan yang ditetapkan.174 

 

173 https://kecwonomulyo.polmankab.go.id/Front/detail/visi-dan-misi-pelayanan, 
(diakses pada tanggal, 21 Mei 2024). 

174 https://kecwonomulyo.polmankab.go.id/Front/detail/visi-dan-misi-pelayanan, 
(diakses pada tanggal, 21 Mei 2024). 

https://kecwonomulyo.polmankab.go.id/Front/detail/visi-dan-misi-pelayanan
https://kecwonomulyo.polmankab.go.id/Front/detail/visi-dan-misi-pelayanan
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C. Kondisi Sosial dan Sampel Penelitian 

1. Letak geografis 

 Secara geografis Kabupaten Polewali Mandar  terletak antara  2°40’00”-

3°32’00” LU dan 118°40’27”- 119°32’27” BT. Luas wilayah Polewali Mandar 

adalah 2.022,30 km² dan secara administrasi kepemerintahan, Kabupaten 

Polewali Mandar memiliki batas-batas wilayah, yaitu: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang (Provinsi 

Sulawesi Selatan) 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene.175 

2. Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Polewali Mandar 

Polewali Mandar terbagi menjadi 16 kecamatan yaitu: Tinambung, 

Balanipa, Limboro, Tubbi Taramanu, Alu, Campalagian, Luyo, Wonomulyo, 

Mapilli, Tapango, Matakali, Bulo, Polewali, Binuang, Anreapi, dan 

Matangnga.176 Adapun Jumlah penduduk di kabupaten Polewali Mandar 

adalah 455.572 jiwa. Ibu kotanya adalah Polewali yang berjarak 246 km dari 

kota Makassar, Sulawesi Selatan. Secara sosio-antropologis, masyarakat 

Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari berbagai macam etnis, agama dan 

Budaya antara lain; Mandar sebagai etnis mayoritas, Bugis, Jawa, Makassar, 

Toraja, Mamasa dan lain-lain, serta sub etnis Pitu Ulunnna Salu (PUS), Pattae’, 

Palili, Pannei, Pattinjo dan lain-lain. Keanekaragaman etnis dan sub etnis ikut 

mewarnai konfigurasi budaya masarakat Polewali Mandar yang sangat kaya 

 

175 Seksi Neraca Wilayah dan Analisis BPS Kabupaten Polewali Mandar, Indeks 
Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar 2012 (Polewali Mandar: Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Polewali Mandar, 2012), h. 19. 

176 Darwin Badaruddin, Profil Kebudayaan Dan Pariwisata Polewali Mandar (Polewali 
Mandar, 2004), h. 6. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lintang_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Bujur_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Polewali,_Polewali_Mandar
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dengan nilai budaya, seni, tradisi, dan berbagai kearifan lokal lainnya.  Tidak 

kalah pentingnya, bahwa keanekaragaman tersebut bukan merupakan potensi 

yang dapat menimbulkan dis-integrasi, namun justru menjadi perekat 

terjalinnya kebersamaan, persatuan, dan kesatuan rakyat Polewali Mandar 

sebagai modal utama dalam memacu pembangunan Kabupaten Polewali 

Mandar menjadi masyarakat yang sejahtera, aman, damai, tertib dan 

makmur.177 

3. Sampel Penelitian 

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian 

kulitatatif terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik samplin 

pada dasarnya dapat di kelompokan menjadi dua yaitu probability sampling 

dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk di pilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan tidak memberi 

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk di pilih menjadi sampel.178  

Dalam hal ini peneliti menggunakan sampel non-probability sampling 

yaitu purpisitive sampling. Purpusitive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu 

yang dimaksud oleh peneliti adalah orang atau narasumber yang dianggap 

paling tau, mumpuni, dan paham tentang apa yang kita harapkan, atau 

mungkin dia sebagai pemuka agama, tokoh masyarakat, sehingga akan 

 

177 Fadhly Anwar, Peta Politik Di Sulawesi Barat Realitas Pemilu Tahun 2004, h. 14. 

178 Sugiyono, Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, h. 217. 
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memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.179 

D. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir atau sebuah proses 

yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana 

penelitian akan dilakukan. Secara terminologi, pendekatan adalah usaha 

dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang 

yang diteliti. Pendekatan dapat dipahami sebagai cara memandang atau sudut 

pandang.180 Cara yang digunakan dalam melakukan suatu riset.181 Adapun 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pendekatan Ilmu Hadis 

Dalam analisis Ilmu Ḥ adī s  bertujuan untuk mengetahui terkait validitas 

dan otentitas hadis. Salah satu metode yang digunakan dalam menetapkan 

kaidah kesahihan hadis, kemudian para ulama hadis telah merumuskan teori 

kaidah ketersambungan sanad.182 disamping kesinambungan periwayatan, ke-

 

179 Sugiyono, h. 218. 

180 Suyuti Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori Dan Praktek (Cet: I: 
Jakarta; PT. Raja Garfindo Persada, 2002), h. 74. 

181 Abd. Muin Salim, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’i  (Cet: I: Makassar; Alauddin 
University Press, 2009), h. 76. 

182 Mengenai ketersambungan sanad hadis, Al-Bukha ri membrikan petunjuk terhadap 
kriteria ketersambungan sanad, yaitu adanya aktivitas liqa’ yakni pertemuan langsung dengan 
perawi selanjutnya, dan adanya pertemuan langsung antara guru dan murid. Kedua harus 
mu’asarah yakni terjadi kesezamanan hidup antara murid dan guru. Dan Muslim sendiri hanya 
mensyaratkan adanya ketersambungan sanad pada aspek mu’āsarah yaitu kesezamanan. 
Adapun aspek lain yang harus diperhatikan dalam kritik sanad ketersambungan sanad adalah 
lambang-lambang atau model periwayatan hadis. Dan mayoritas para ulama telah menetapkan 
ada delapan metode periwayatan yaitu, al-Simā (murid mendengan lansung dari guru) seperti 
sami’tu, haddatsanī, akhbaranā Kedua ,al-Qirā’ah(murid membacakan hadis kepada 
guru).Ketiga, al-Ijāzah (seorang guru mengizinkan muridanya untuk menyampaikan atau 
meriwayatkan hadis).Keempat, al-Munāwwalah (guru memberikan catatan kepada muridnya 
untuk menyampaikan hadis).Kelima, al-Mukātabah (guru menuliskan hadis lalu diberikan 
kepada muridnya baik yang hadir maupun tidak) seperti kataba ilayya. Keenam, al-I’Iām (guru 
memberitahukan hadisnya dan para murid mendengarnya tetapi tidak ada perintah untuk 
meriwayatkanya), Ketujuh, al-Wasiyyah (seorang guru mewasiatkan kepada orang agar saat 
dia meninggal atau sedang dalam perjalanan, agar kitab hadis yang telah ditulis itu diserahkan 
kepada muridanya), Kedelapan, Wijādah (seorang murid meneukan kitab hadis uang ditulis 
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tsiqahan seorang perawi juga merupakan syarat mutlak untuk sebuah hadis 

sanad hadis tidak terputus, periwayat besifat adil, dengan kata lain, karakter 

seorang perawi harus diterima sesuai kriteria yang telah ditetapkan.183 Dan 

seorang periwayat harus dhābit artinya memiliki akurasi hafalan yang tinggi 

dan akurasi seorang perawi dapat diketahui dengan cara membandingkan 

riwayat dengan riwayat orang lain yang terkenal ke-tsiqahan-nya.184 Terhindar 

dari syādz yaitu hadis yang diriwayatkan seorang periwayat yang siqah, dan 

terhindar dari illat.185 

2. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan ini bertujuan untuk mencari fakta-fakta yang pernah 

terjadi pada masa lampau terutama mengenai Islam di Mandar dan 

harmonisasi hubungan sosial di kehidupan masyarakat Kabupaten Polewali 

Mandar khususnya di Kecamatan Wonomulyo. Pendekatan ini merupakan 

rakaian peristiwa-peristiwa yang dilalui manusia sebagai objek kajian, tentu 

tidak dapat dilewatkan dalam usaha meneliti keberadaan dan perkembangan 

yang merupakan sunnah Nabi saw., atau ajaran Islam. 

3. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis adalah teori pendekatan yang mengacu pada 

kondisi sosial masyarakat serta lingkungan sekitar dan melihat fakta-fakta 

yang berkembang dalam masyarakat, dalam hal ini pada masyarakat atau suku 

 
oleh gurunya.) Lihat, Kamaruddun Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis 
(Jakarta: Ḥikmah, 2009), h. 19-23. 

183 Para ulama hadis lebih jauh mengajukan syarat-syarat khusus bagi seorang perawi 
yang adil, Ibnu Ḥajar Al-Asqalani menyebut lima syarat seorang dalam meriwayatkan hadis 
yaitu: menjaga murū’ah, adalah bertakwah kepada Allah, memiliki, moralitas yang mulia serta 
bebas dari dosa besar tidak melakukan bid’ah dan tidak fasiq. Lihat, Kamaruddun Amin, 
Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis, h. 24. 

184 Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis, h. 25. 

185 Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis Dan Tinjauan Denagn 
Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet: IV: Jakarta; Bulan Bintang, 2014), h. 145. 
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yang ada di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo. Pendekatan ini 

bertujuan untuk melihat aspek kebudayaan serta kondisi sosial 

kemasyarakatan dan memahami perkembangan terkait etnis yang ada di Desa 

tersebut. Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan 

manusia yang lain dalam kelompok seperti keluarga, kelas sosial, atau 

masyarakat. Dan produk-produk yang timbul dari interaksi sosial tersebut, 

misalnya nilai, norma, serta kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau 

masyarakat tersebut.186 

E. Sumber Data 

1. Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli yang dapat diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara 

dan data tertulis (sumber pertama). Data primer ini diperoleh dari hasil 

wawancara peneliti dengan masyarakat untuk menjadi informan yang 

dianggap kompeten dapat memberikan informasi tentang objek yang sedang 

diteliti yaitu suku-suku yang ada di Kecamatan Wonomulyo. Dengan demikian, 

data ataupun informasi yang diperoleh merupakan data yang absah dan 

validitasnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

(bukan sumber utama). Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen 

dan buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian. Data sekunder 

diperoleh peneliti langsung dari pihak yang berkaitan, diantaranya sejarah dan 

letak geografis Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Polewali Mandar Provinsi 

 

186 Baharuddin, Pengantar Sosiologi Yogyakarta Lembaga Penerbit Fakultas Ilmu Sosial 
(Cet: I: Mataram; Sanabil, 2016), h. 5. 
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Sulawesi Barat, serta mengambil data masyarakat secara garis besar yang 

berkenaan dengan harmonisasi hubungan sosial antar suku. 

a. Data tertulis 

1) Dokumen atau arsip yang dapat memberikan keterangan yang jelas 

mengenai kondisi daerah penelitian secara geografis, administratif, sosial-

ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial-keagamaan yang ada di 

Kabupaten Polewali Mandar. 

2) Literatur tertulis dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian 

yaitu menggunakan data tertulis seperti buku, tesis, disertasi artikel, jurnal 

maupun internet untuk memperbanyak informasi serta memudahkan peneliti 

dalam mengakses dan menggali informasi yang berkaitan dengan “Studi 

Ḥarmonisasi Ḥubungan sosial antar Suku di Kecamatan Wonomulyo 

Kabupaten Polman (Kajian Implementasi Nilai Ḥadis Ukhuwah Sosial ). 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan 

sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya akan di 

analisis secara induktif. Ada dua kategori dokumentasi yang dapat dilakukan 

dalam penelitian kualitatif yaitu dokumentasi yang dihasilkan orang dan 

dokumentasi yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.187 

F. Metode Pengumpulan Data 

1) Observasi  

Observasi adalah pengamatan langsung dengan penuh perhatian dan 

merekam secara sistematis apa yang dilihat dan didengar. Observasi juga dapat 

dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Maksudnya,observasi secara 

 

187 Robert Bogdan dan Sari Knoop Biklen, Qualitative Research for Education: And 
Introduction to Theory and Methods (Boston: t.p, 1982), h. 102. 
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langsung adalah pengamatan tentang interaksi, proses,atau perilaku yang 

terjadi secara langsung, sedangkan observasi tidak langsung adalah suatu 

pengamatan terhadap hasil interaksi proses, atau perilaku yang telah 

terjadi.188 Dalam hal ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati pola 

perilaku hubungan Sosial antar Suku di Kecamatan Wonomulyo khususnya di 

Desa Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kabupaten Polewali Mandar. 

2) Wawancara  

Wawancara (interview) adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan yang dilaksanakan dengan tanya-jawab baik secara lisan, sepihak, 

berhadapan langsung, maupun dengan arah serta tujuan yang telah 

ditentukan.189 Pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk 

memperoleh jawaban yang relevan atas penelitin yang dilakukan kepada 

seorang responden.190  

Menurut Gorden ada beberapa keterampilan dasar yang harus 

dilakukan oleh pewawancara. Pertama, tahap perencanaan. Kedua, tahap 

memberikan pertanyaan, mendengarkan respon dan melakukan observasi, 

dan Ketiga, ialah melakukan analisis.191 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada beberapa etnis 

suku, diantaranya: Suku Mandar, Suku Jawa, Suku Bugis, dan Suku Makassar, 

nantinya dapat memberikan jawaban sesuai apa yang menjadi objek 

 

188 Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolij, Action Research (Makassar: Alauddin 
University Press, 2018), h. 112. 

189 Damopolij,  Action Research, h. 101. 

190 Amirudin dan Zainak Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet: II: Jakarta; 
Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82. 

191 Indah Ria Sulistyarini dan Nur Pratiwi Novianti, Wawancara Sebuah Metode Efektif 
Untuk Memahami Perilaku Manusia (Cet: I: Bandung; CV. Karya Putra Darwati, 2012), h. 1-2. 
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penelitian. Adapun pengambilan data di Desa Ujung Baru Kelurahan Sidodadi, 

adalah data tentang sebagai berikut: 

(a) Pehaman Masyarakat di Kecamatan Wonomulyo Tentang Ḥadis Ukhuwah 

dapat membina Ḥarmonisasi antar Suku. 

(b) Implementasi Nilai Ḥadis Ukhuwa Sosial dapat membangun Ḥarmonisasi 

Ḥubungan Sosial antar Suku di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo 

Kabupaten Polman Sulawesi Barat. 

Peneliti akan melakukan wawancara tidak terstruktur dalam penelitian 

ini. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak akan menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan.192 Peneliti akan melakukan wawancara kepada 

beberapa etnis suku atau responden yang terkait langsung dengan aktivitas 

harmonisasi hubungan Sosial antar Suku di Kelurahan Sidodadi Kecamatan 

Wonomulyo Kabupaten Polman yang memiliki keterkaitan dengan objek 

penelitian. 

3) Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.193 Dengan menggunakan metode 

ini, peneliti akan mendapatkan data atau informasi yang diperlukan melalui 

 

192 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, h. 140. 

193 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet: XIII; 
Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 206. 
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dokumen atau buku yang berhubungan dengan data yang diperlukan dalam 

penelitian 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar penelitian tersebut menjadi 

sistematis dan lebih mudah.194 Dalam penelitian ini, alat yang digunakan oleh 

peneliti adalah alat tulis menulis sebagai alat untuk mencatat informasi yang 

ditemukan saat observasi, kamera sebagai alat untuk mendapatkan data 

digital, alat perekam untuk merekam jawaban dari informan, serta berbagai 

pertanyaan yang disiapkan untuk narasumber ketika melakukan wawancara. 

Berikut akan dikemukakan pedoman observasi, surat keterangan wawancara 

dan pedoman wawancara yang digunakan untuk mengambil data. 

1. Pedoman observasi 

Ḥari/Tanggal observasi      : 

Tempat observasi                    :  Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo. 

No  Aspek Yang diamati Keterangan  

1 Lokasi (sejarah dan letak geografis  

2 Kondisi Sosial Masyarakat  

3 Implementasi Hadia Piagam Madinah  

2. Surat keterangan wawancara 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 Nama   : 

 Usia   : 

 Agama   : 

 Profesi/Jabatan : 

Menerangkan bahwa 

 

194 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet: III; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
1995), h. 134. 
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H. Teknik Analisis Data 

Salah satu tahap dalam proses penelitian adalah tahap analsis data. 

Tahap analisis data merupakan tahap penting, di mana data yang dikumpulkan 

diolah dan disajikan untuk membantu peneliti menjawab permasalahan yang 

ditelitinya.195 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data 

yang dikembangkan oleh Miles dan Ḥuberman yaitu penyajian data ataudata 

display, reduksi data atau data reduction, verifikasi atau verivication, dan 

penarikan kesimpulan atau conclusion drawing.196 

(1) Reduksi Data 

Secara etimologi, kata reduksi atau reduction berarti pengurangan, 

penurunan atau potongan. Dalam teknik ini, yang dimaksud dengan reduksi 

adalah pengurangan, penurunan atau potongan data tanpa mengurangi esensi 

 

195 Rohmad Qomari, ‘Teknik Penelusuran Data Kuantitatif Dalam Penelitian 
Kependidikan’, Jurnal Pemekiran Alternatif Kependidikan, Vol. 14 No .3 (September 2009), h. 1. 

196 Damopolij, Action Research, h. 152. 
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makna yang terkandung di dalamnya. Reduksi data merupakan bentuk analisis 

yang mempertajam atau memperdalam, memusatkan, menyingkirkan, dan 

mengorganisasi data untuk disimpulkan dan diverifikasi. Reduksi data 

dilakukan untuk menyederhanakan penggunaan bahasa dari hasil penelitian 

agar mudah dipahami. Ḥal ini bertujuan untuk membuat hasil penelitian 

menjadi sederhana dan tidak berbelit-belit. Data-data yang tingkat akurasinya 

rendah, akan disederhanakan atau dibuang sehingga tujuan penelitian sesuai 

dengan sasarannya. 

(2) Penyajian Data 

Data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara disusun 

secara sistematis dan dijelaskan secara naratif sehingga dapat memberikan 

gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian. 

(3) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan berarti proses penggabungan beberapa 

penggalan informasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan verifikasi dalam 

penelitian adalah penggunaan data emperis, observasi, tes, atau eksperimen 

untuk menentukan kebenaran atau pembentukan rasional terhadap 

hipotesis.197 Penarikan kesimpulan harus disertai verifikasi untuk 

membuktikan validitas kesimpulan yang ditarik sesuai dengan subjek dan 

objek penelitian. 

I. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, perlu ditetapkan pengujian keabsahan data 

untuk menghindari data yang tidak valid. Ḥal ini dimaksudkan untuk 

menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Menurut 

Sugiyono, metode pengujian keabsahan data penelitian kualitatif yang utama 

 
197 Damopolij,  Action Research, h. 161. 
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adalah uji kredibilitas data (validitas internal). Uji kredibilitas dilakukan 

dengan memperdalam pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

tringgulasi, diskusi dengan teman sejawat dan analisis kasus negatif.198 Dalam 

penelitian ini, uji kredibilitas yang digunakan yaitu: 

2. Memperpanjang Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan guna memperoleh data 

yang valid dari sumber data dengan cara meningkatkan intensitas pertemuan 

dengan narasumber yang dijadikan informan, dan melakukan penelitian dalam 

kondisi yang wajar dan waktu yang tepat. Dalam hal ini, peniliti mengadakan 

pantauan pada lingkungan pesantren di lingkungan pesantren di Polewali 

Mandar Provinsi Sulawesi Barat untuk menemukan data yang lebih valid, serta 

ikut dalam pengajian hadis di lingkungan pesantren. 

3. Meningkatkan Ketekunan dalam Penelitian 

Terkadang seseorang peneliti dalam melakukan penelitian dilanda 

penyakit malas, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, penulis 

berkomitmen penuh dan membulatkan niat agar menjaga semangat dalam 

melakukan penelitian agar dapat melakukan penelitian dengan lebih 

terperinci dan berkesinambungan. 

4. Triangulasi 

Pengujian keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sangat 

diperlukan dalam penelitian kualitatif demi validitas data yang terkumpul. 

Pengujian keabsahan data dengan menggunakan triangulasi adalah menguji 

kredibilitas dengan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.199 

 

198 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2018), 
h. 86. 

199 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 327. 
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Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga 

macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.200 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari 

lapangan penelitian dengan membandingkan data yang diperoleh dari 

beberapa informan yang dihasilkan dari satu metode pengumpulan data. 

Dalam hal ini, dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil 

observasi yang satu dengan yang lain. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil                               

observasi dengan data hasil wawancara dari sumber data yang sama sehingga 

dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir yang autentik 

(dapat dipercaya) seseuai masalah yang ada dalam penelitian. 

c. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

wawancara dengan observasi dalam waktu dan situasi yanf berbeda untuk 

menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

200 Sanafiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 
33. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pemahaman Masyarakat di Ujung Baru Kelurahan Sidodadi 

Kecamatan Wonomulyo tentang Hadis Ukhuwah dapat Membangun 

Harmonisasi Hubungan Sosial antar Suku  

Dalam konteks Kecamatan Wonomulyo, bahwa hubungan antar suku 

yang terjadi disebabkan adanya tatanan tradisi yang saling membaur 

kemudian berkembang sebagai wadah dalam proses penciptaan kerja sama 

antar etnis di lingkup sosial. Sehingga yang terjadi adalah keterpaduan lintas 

budaya yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat yang bermukim di 

daerah ini. Ḥal ini, menunjukkan bahwa Islam sebagai suatu agama, sangat 

menganjurkan adanya hubungan yang harmoni antara semua manusia tanpa 

membeda-bedakan latar belakang elemen suatu budaya.201 

Dengan observasi yang dilakukan diawal atau dengan kata lain pra 

penelitian bahwa pemahaman masyarakat di Kelurahan Sidodadi terkait 

dengan hadis ukhuwah dapat membangun harmonisasi hubungan sosial antar 

suku. Pada dasarnya, sudah terealisasi dan memahami seperti apa konsep dan 

nilai-nilai yang terkandung dalam h adis  Nabi Saw. Sehingga ini yang dijadikan 

sebagai tolak ukur dalam membina persatuan dan kesatuan antar suku di 

Kecamatan Wonomulyo khususnya di Ujung Baru Kelurahan Sidodadi. Namun, 

konflik yang sering terjadi, itu disebabkan adanya ke tidak cocokan pendapat 

serta lebih menonjolkan ke sukuannya masing-masing, kemudian faktor yang 

lain adalah perkelahian antara anak dengan anak sehingga orang tua yang 

turun tangan untuk menyelesaikan kasus tersebut.202 

 

201 K. and Mahyuddin, h. 114-115. 

202 Kehidupan Antar Suku di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo, Observasi 
Wonomulyo Tanggal 29 Maret 2024. 
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Dalam wawancara, salah satu tokoh agama bernama Syamsul Rijal dari 

kalangan suku bugis, menjelaskan bahwa hubungan yang terjadi antar suku 

dan bahkan agama di Kecamatan Wonomulyo khususnya Kelurahan Sidodadi 

merupakan bentuk asimilasi sosial yang bertahan dan berkembang hingga saat 

ini. Oleh sebab itu, salah satu nilai penting yang kami pahami dan perlu di 

perhatikan adalah mengakui hak orang lain dan menghormati keyakinan orang 

lain.203  

Dari kedua nilai di atas, diuraikan lebih lanjut bahwa pengakuan 

tentang hak orang lain merupakan sebuah sikap mental yang luar biasa, sebab 

mengakui hak setiap individu dapat mendorong terciptanya rasa 

persaudaraan dan untuk menentukan sikap, dan perilaku yang baik ialah 

jangan mengganggu dan melanggar hak-hak orang lain. Kemudian bagaimana 

menghormati terhadap keyakinan seseorang, sebab dalam kehidupan 

bermasyarakat selalu saja dihadapkan pada persoalan semacam ini. Sehingga 

apa yang kemudian perlu diterapkan adalah dengan cara menghormati 

keyakinan seseorang tanpa mempengaruhinya dan menjelek-jelekannya. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Ḥuju rat/49:10. 
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 Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah 
kepada Allah agar kamu dirahmati. 

Pada narasumber berikutnya bernama Abdul Aziz dari kalangan Suku 

Mandar menyampaikan pandangannya terkait dengan hubungan harmonisasi 

atau ukhuwah antar suku yang ada di Wonomulyo khususnya di Ujung Baru 

Kelurahan Sidodadi, bahwa salah satu aspek penting yang perlu di jalankan 

 

203 Syamsul Rijal, Tokoh Agama/Suku Bugis, Wawancara, Wonomulyo,14 Mei 2024. 
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dan dikembangkan ialah bagaimana sikap masyarakat atau suku dapat 

menerima atas perbedaan yang ada (Agrre In Disagrement) baik dari segi 

budaya, tradisi ataupun perbedaan pendapat, sebab perbedaan merupakan 

nilai yang secara moral bersifat netral. Oleh karena itu, berbeda bukan berarti 

harus bermusuhan akan tetapi perbedaanlah yang menyatukan seseorang. 

Dalam kenyataannya, tidak cukup hanya menerima perbedaan yang ada 

namun, perlu juga yang namanya sikap saling mengerti dimana setiap individu 

atau kelompok dari latar belakang budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda 

berinteraksi, dengan sikap saling menghormati dan memahami perbedaan 

menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Sehingga, dengan memahami latar 

belakang dan nilai-nilai yang dipegang oleh setiap suku, atau masyarakat dapat 

membangun relasi, empati dan solidaritas. Dengan demikian sikap inklusif dan 

penerimaan terhadap keragaman ini bukan hanya memperkaya kehidupan 

sosial, akan tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan.204 

 Muhammad Yasin selaku tokoh agama dari kalangan Suku Jawa 

menjelaskan bahwa harmonisasi hubungan sosial yang terjadi di Wonomulyo 

khususnya di Ujung Baru Kelurahan Sidodadi ialah proses hubungan yang 

terjadi harus di landasi dengan nilai-nilai kesadaran dan kejujuran, yang 

berfokus pada penguatan integritas dan kepercayaan dalam setiap interaksi 

sosial.  

Dalam masyarakat yang beragam misalnya kesadaran dan kejujuran 

berperan penting dalam membentuk kebijakan dan praktik yang adil dan 

inklusif. Pemerintah dan pemimpin masyarakat yang sadar akan pentingnya 

keragaman dan bertindak dengan jujur cenderung menghasilkan kebijakan 

yang memperhatikan kepentingan semua kelompok. Ini mendorong 

 

204 Abdul Aziz, Guru/Suku Mandar, Wawancara, Wonomulyo, 19 Mei 2024. 
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partisipasi yang lebih luas dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan, 

yang pada gilirannya memperkuat hubungan serta stabilitas sosial. Dalam 

skala individu misalnya kesadaran dan kejujuran mendorong tindakan yang 

mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi, seperti tanggung jawab, 

keterbukaan, dan solidaritas. Ketika setiap anggota masyarakat mengamalkan 

nilai-nilai ini, mereka berkontribusi sehingga tercapai lingkungan yang 

harmonis dan produktif, di mana semua orang dapat hidup dan berkembang 

dengan damai dan adil.205 

 Dalam konteks ini, kejujuran di sisi lain, menjadi hal yang penting dalam 

membentuk kepercayaan dalam setiap interaksi sosial. Dalam masyarakat 

yang beragam misalnya kejujuran memastikan bahwa komunikasi tetap 

terbuka dan transparan, yang sangat penting dalam membangun hubungan 

yang kuat dan bermakna. Kejujuran membantu menghindari kesalahpahaman 

dan prasangka yang sering kali menjadi akar konflik. Ketika orang berbicara 

dan bertindak dengan jujur, mereka menunjukkan komitmen terhadap 

kebenaran dan keadilan, yang menciptakan lingkungan yang aman dan dapat 

dipercaya. Ini sangat penting dalam konteks masyarakat multikultural, di mana 

kepercayaan di antara kelompok yang berbeda dapat memperkuat kohesi 

sosial dan memperkuat persatuan.206 

Sama halnya oleh Ḥaris selaku guru dari kalangan Suku Makassar 

menerangkan bahwa benar adanya untuk menjaga kerukunan antar etnis yang 

ada di Wonomulyo khususnya di Ujung Baru, perlunya selalu meningkatkan 

serta menanamkan nilai-nilai hadis seperti nilai Ta’aruf yaitu saling mengenal 

satu sama lain. Seseorang yang berinteraksi dengan orang lain akan dapat 

 

205 Muhammad Yasin, Imam Masjid/Suku Jawa, Wawancara, 19 Mei 2024. 

206 Muhammad Yasin, Imam Masjid/Suku Jawa, Wawancara, 19 Mei 2024. 
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lebih mengenal karakter yang dimiliki oleh setiap individu, kemudian nilai 

Tafahum ialah saling memahami kepribadian yang dimiliki oleh setiap orang. 

Kemudian saling memahami kelebihan atau kekuatan seseorang serta 

kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan ini 

seseorang dapat menghindari berbagai kesalah pahaman yang mungkin 

terjadi, nilai at-Ta’awun adalah saling tolong menolong antarsesama, at-

Ta’awun merupakan bentuk tolong menolong dalam hal kebaikan, di mana 

yang kuat menolong yang lemah atau yang mempunyai kelebihan dapat 

mendorong yang mempunyai kekurangan. Jadi, sesuai kemampuan yang 

dimiliki sehingga terciptalah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan 

satu sama lain. 

Begitu juga dengan nilai Takaful yaitu saling menanggung keadaan 

terhadap sesama sehingga menumbuhkan rasa aman, nyaman, damai dan 

tidak ada rasa kecemasan atau kekhawatiran dalam menghadapi kehidupan. 

Karenanya persaudaraan yang diajarkan Islam, bahwa seluruh umat manusia 

itu bersaudara, jangan saling bercerai berai, harus saling membantu dan tidak 

meninggalkan saudaranya yang sedang dalam kesusahan..207 

Dari nilai-nilai hadis yang disampaikan di atas, dapat dipahami bahwa 

dalam aspek multikultural untuk mempertahankan hubungan baik antar 

sesama suku bahkan agama sekalipun, diperlukan nilai-nilai sebagaimana 

yang dijelaskan oleh narasumber di atas. Kemudian perlu dipahami juga 

bahwa menanamkan prinsip husnuzan akan memunculkan sikap saling 

percaya dan memberikan manfaat yang positif. Dalam banyak hadis Nabi Saw., 

dijelaskan bagaimana mendorong umat Muslim untuk be rsikap ramah dan 

berprasangka baik terhadap sesama Muslim. Sebab berprasangka baik 

 

207 Ḥaris, Guru/Suku Makassar, Wawancara, 21 Mei 2024. 
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terhadap orang lain dapat membangun hubungan yang lebih baik, 

meningkatkan rasa persaudaraan, dan menciptakan lingkungan sosial yang 

harmonis.208 

Dalam pada itu, kenyataannya dalam ranah agama dan sosial, salah satu 

aspek penting yang perlu diperhatikan dan juga diterapkan dalam kehidupan 

masyarakat atau suku adalah tentang budaya silaturahim. Dimana Nabi Saw., 

telah mengajarkan hal-hal yang konkrit yang berhubungan dengan 

silaturahim. Sebagaimana Al-Faqih Abu  Laits Samarqandhi, mengungkapkan 

ada 8 (delapan) keuntungan menyambung hubungan silaturahim, yaitu: 

1) Memperoleh ridha Allah Swt. 

2) Membuat gembira orang lain. 

3) Menyebabkan pelakunya menjadi disukai para malaikat. 

4) Mendatangkan pujian dari kaum muslimin kepadanya. 

5) Membuat marah iblis. 

6) Memanjangkan umur. 

7) Menambah rezeki. 

8) Menambah pahala bagi orang yang sudah meninggal, sebab 

kebaikannya semasa hidup.209 

B. Implementasi Nilai Hadis Ukhuwah Sosial dapat Membangun 

Harmonisasi Hubungan Sosial antar Suku di Ujung Baru Kelurahan 

Sidodadi Kecamatan Wonomulyo 

Kehidupan masyarakat selalu dinamis dan berkembang, keragaman 

dan multi agama, suku, budaya dan lainnya. Di satu sisi merupakan potensi 

harapan untuk berkembang dan maju seiring dengan perkembangan ilmu 

 

208 Ḥaris, Guru/Suku Makassar, Wawancara, 21 Mei 2024. 

209 Syafe’i, h. 210. 
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pengetahuan dan teknologi, akan tetapi di sisi lain, justru bisa menjadi potensi 

ancaman disintegrasi, ancaman perpecahan, permusuhan, dan konflik di 

tengah-tengah masyarakat, apabila keragaman itu tidak diperhatikan dan 

dikelola dengan baik.210 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pada salah satu masyarakat 

dari suku Bugis bernama Ḥendra Arianto menjelaskan bahwa Ujung Baru 

Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Sulawesi Barat, menghadapi 

tantangan dalam menjaga keharmonisan antar suku. Mengapa demikian, 

sebab beragam suku dengan latar belakang budaya dan tradisi yang berbeda-

beda hidup berdampingan di wilayah ini, yang kadang kala menimbulkan 

gesekan dan potensi konflik. Untuk mengatasi masalah semacam ini, 

implementasi nilai-nilai hadis dapat memainkan peran penting dalam 

menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial yang baik.  

Dalam hal ini, pemahaman yang dijelaskan oleh narasumber 

sebelumnya tentang bagaimana mengakui hak orang lain dan menghormati 

kenyakinan orang lain. Apakah kemudian sejalan dengan aktivitas masyarakat 

atau suku tersebut. Menurut narasumber bahwa nilai yang disampaikan di atas 

dalam hal ini, telah sesuai dengan apa yang terjadi saat ini, salah satu alasan 

yang kuat adalah dengan perbauran berbagai macam suku dan budaya di 

Ujung Baru mencerminkan bahwa pengakuan mereka terhadap hak-hak setiap 

suku dan menghormatinya atas keyakinan yang mereka anut. Dari sini dapat 

dipahami bahwa kuatnya hubungan keharmonisan diantara mereka, 

disebabkan bisa menerima satu sama lain atas keyakinan masing-masing. 

Dengan demikian, masyarakat ataupun suku yang menghargai atas hak dan 

 

210 Sayadi, h. 73. 
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keyakinan setiap orang akan lebih solid, bersatu, dan membawa pada 

kesejahteraan.211 

Ahmad Syahril pun demikian selaku tokoh masyarakat, menyampaikan 

bahwa untuk memanimalisir terjadinya konflik kecil yang terjadi ialah dengan 

mengaplikasikan salah satu nilai hadis Nabi Saw., yakni nilai bagaimana 

seseorang setuju dalam perbedaan serta saling mengerti antara satu sama lain, 

nilai tersebut sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dan apakah nilai ini 

ada kesesuaian antara keadaan sekarang. Seperti yang kami lihat bahwa 

interaksi yang terjadi antara suku-suku yang lain, menandakan mereka setuju 

dan patuh atas perbedaan yang ada. Sebagai bukti bahwa ketika ada acara 

keagamaan misalnya melaksanakan maulid Nabi Saw., atau acara-acara yang 

lainya, berbagai suku berdatangan untuk meramaikan tanpa menyinggung 

satu sama lain. Apalagi dalam konteks keberagaman budaya, terjadi 

perkawinan silang antara Suku Mandar dan Suku Jawa, Suku Jawa dan Suku 

Bugis, Suku Bugis dan Suku Mandar, dan Suku Makassar dan Suku Mandar dan 

lain-lain. Dengan demikian, dapat di pahami bahwa toleransi atau harmonisasi 

yang terjalin diantara mereka begitu kuat, di sebabkan adanya perbauran adat 

pada prosesi pernikahan. Ḥal ini  yang menandakan kuatnya persaudaraan 

(ukhuwah) dengan suku-suku yang lain. 

Dalam hal lain, ketika bertemu dijalan mereka saling menyapa dengan 

mengucapkan salam, atau dengan sapaan selamat pagi, apa kabar, ini 

menandakan bahwa mengucapkan salam kepada sesama kemudian 

menayakan kabarnya, ini memunculkan perasaan yang damai sehingga 

melahirkan sikap saling menghargai atas perbedaan yang ada. Dengan 

demikian, keharmonisan atau hubungan sosial antar suku akan semakin 

 

211 Ḥendra Arianto, Tokoh Masyarakat/Suku Bugis, Wawancara, 21 Mei 2024. 
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erat.212 Namun, mengucapkan salam tidak dilakukan secara masif melainkan 

hanya dilakukan oleh beberapa orang saja itu pun ditempat-tempat khusus 

misalnya di masjid dan di acara-acara tertentu. 

Dalam wawancara oleh Amir selaku guru Agama dari kalangan Suku 

Bugis menyampaikan bahwa pemahaman tentang nilai yang disampaikan oleh 

beberapa narasumber di atas terkait dengan nilai kesadaran dan kejujuran, 

merupakan dua poin penting yang pengaplikasiannya dalam kehidupan 

sehari-hari, itu sudah sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh masyarakat 

atau suku khususnya di Ujung Baru.  

Mengapa demikian, bahwa sadarnya akan keterbatasan yang dimiliki 

tentunya memerlukan bantuan dari suku-suku lain, kemudian bersifat jujur 

juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah hubungan, baik 

itu hubungan antar kelompok, organisasi, dan bahkan dalam masyarakat 

sekalipun itu sangat di perlukan dan diapresiasi. Sebab, Menanamkan sifat 

jujur dalam diri seseorang merupakan hal yang utama. Mengapa demikian, 

sebab sifat jujur membawa pada suasana kedamaian, ketenangan hati. 

Sehingga menjadi tolak ukuran dalam mempererat hubungan antar suku 

ataupun agama. Dengan meningkatkan kesadaran dan kejujuran akan 

mencakup berbagai aspek seperti tumbuhnya rasa kasih sayang serta 

mengurangi terjadinya konflik antar suku.213 

Menurut  Ḥerman dari kalangan suku Mandar menjelaskan bahwa pada 

intinya implementasi nilai hadis seperi ta’aruf menekankan tentang 

pentingnya rasa empati, solidaritas dan mengenal satu sama lain. Dari nilai-

nilai yang terkandung dalam hadis apabila diterapkan pada aspek kegiatan 

 

212 Ahmad Syahril, Tokoh Masyarakat/Suku Mandar, Wawancara, 22 Mei 2024. 

213 Amir, Tokoh Agama/Suku Bugis, Wawancara, 24 Mei 2024. 



121 

 

sosial misalnya yang melibatkan berbagai macam suku yang tentu memiliki 

dampaknya sangat positif sebagai contoh kegiatan gotong royong, bakti sosial, 

dan perayaan hari besar Islam yang dirayakan secara bersama, dalam kegiatan 

semacam ini tidak hanya menguatkan dari sisi sosialnya saja, namun juga 

membangun rasa kebersamaan serta menciptakan kepedulian antar sesama 

suku. sehingga relevansinya jika masyarakat atau suku saling peduli serta 

saling mendukung, dengan sendirinya rasa solidaritas akan meningkat dan 

potensi timbulnya konflik akan berkurang.214  

 Daud selaku Suku Makassar bahwa menjelaskan bahwa Implementasi 

nilai hadis tentang at-ta'awun (kerjasama) dalam masyarakat atau suku di 

Ujung Baru, Wonomulyo, merupakan langkah strategis untuk menciptakan 

keberagaman yang harmonis dan progresif. Nilai at-Ta'awun sendiri dapat 

dipahami sebagai bentuk ungkapan rasa untuk saling membantu dan bekerja 

sama, sehingga dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan 

seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bentuk nyata implementasi nilai ini 

adalah melalui kegiatan gotong royong. Setiap akhir pekan, warga Ujung Baru 

bisa berkumpul untuk membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas 

umum seperti jalan, jembatan, dan tempat ibadah, serta membantu keluarga 

yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur desa 

tetapi juga mempererat hubungan sosial antarwarga.215 

 Selain itu, nilai at-Ta'awun juga dapat diwujudkan dalam 

penyelenggaraan acara adat dan keagamaan. Misalnya, saat ada perayaan 

besar seperti pernikahan, khitanan, dan yang lainnya, warga dapat bahu-

membahu dalam mempersiapkan pelaksanaan acara tersebut. Mereka bisa 

 

214 Ḥerman, Masyarakat/Suku Mandar, Wawancara, 26 Mei 2024. 

215 Daud, Masyarakat/Suku Makassar, Wawancara, 29 Mei 2024. 
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saling membantu dalam hal penyediaan makanan, dekorasi, hingga menjaga 

keamanan dan ketertiban acara. Dengan cara ini, beban kerja tidak hanya 

ditanggung oleh satu pihak saja, melainkan dibagi rata sehingga lebih ringan 

dan acara bisa berjalan dengan lancar. 

 Dengan demikian, menerapkan nilai at-Ta'awun dalam berbagai aspek 

kehidupan masyarakat Ujung Baru tidak hanya dapat memperkuat solidaritas 

dan kebersamaan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara 

keseluruhan. Kerjasama yang baik akan menciptakan komunitas yang lebih 

resilient dalam menghadapi tantangan dan lebih mampu memanfaatkan 

peluang untuk kemajuan bersama.216 

Abdul Jalil selaku guru dari kalangan Suku Jawa menjelaskan bahwa 

terkait penerapan nilai-nilai hadis yang disampaikan sebelumnya  

Implementasi nilai takaful yang berarti saling memberi atau saling mengasihi, 

dalam masyarakat atau suku di Ujung Baru, Wonomulyo, merupakan langkah 

penting untuk menciptakan kesejahteraan dan solidaritas sosial. Nilai takaful 

dapat diterapkan melalui berbagai program yang melibatkan partisipasi aktif 

seluruh warga atau suku. Salah satu bentuk nyata dari implementasi nilai ini 

adalah melalui pembentukan kelompok arisan atau tabungan bersama. Setiap 

bulan, warga dapat menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk 

disimpan dalam dana bersama yang nantinya dapat digunakan untuk 

membantu anggota yang membutuhkan, seperti untuk biaya pendidikan, 

kesehatan, atau modal usaha kecil.217 Dengan ini, masyarakat akan merasa 

terbantu dengan diterapkannya nilai-nilai tersebut dan juga mencakup dari 

 

216 Daud, Masyarakat/Suku Makassar, Wawancara, 29 Mei 2024.  

217 Abdul Jalil, Guru/ Suku Jawa, Wawancara, 31 Mei 2024. 
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segala aspek yang pada akhirnya menumbuhkan rasa persaudaraan, serta 

mencengah timbulnya konflik antar sesama suku. 

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa  

pemahaman serta implementasi nilai hadis ukhuwah pada masyarakat atau 

suku yang ada di Ujung Baru Kecamatan Wonomulyo pada kenyataannya 

sudah sejalan antara pemahaman dan implementasi nilai-nilai hadis tersebut. 

Mengapa demikian, setelah melihat akitvitas dan perbauran masyarakat 

ataupun suku, tenyata ada banyak faktor yang melandasi atas kesesuaian nilai-

nilai tersebut, di antaranya ialah faktor ekonomi yang didalamnya faktor 

pertanian, perdagangan (pasar), infrastruktur dan aksebilitas, pendidikan dan 

kesehatan, serta peran teknologi dan digitalisasi, kemudian dari faktor 

keagamaan didalamnya pembangunan rumah ibadah, kegiatan keagamaan 

dan sosial, peran pemimpin agama, dan instansi pemerintahan. 

Dari faktor-faktor ini, penulis menguraikan lebih lanjut untuk lebih 

memperjelas landasan atas nilai-nilai yang dipahami oleh masyarakat 

beberapa diantaranya, sebagai berikut:  

a) Faktor Ekonomi  

1. Faktor pertanian yaitu pada awalnya, sektor pertanian merupakan 

tumpuan perekonomian Wonomulyo. Komoditas utama yang 

dihasilkan adalah padi, jagung, dan kakao. Keberhasilan sektor 

pertanian disebabkan oleh kesuburan tanah, iklim yang mendukung, 

dan ketekunan para transmigran dari berbagai daerah di Indonesia. 

Selain itu, penerapan teknologi pertanian modern, termasuk irigasi 

dan pupuk, telah berkontribusi pada peningkatan produktivitas 

lahan dan hasil panen. Dari faktor inilah masyarakat atau suku saling 

bahu membahu dan tolong menolong, misalnya dari suku Mandar 
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memiliki ladang sawah, maka dia menerima dari suku lain untuk 

menggarap ladang sawahnya, jadi hasil dari sawah tersebut dibagi 

rata. Sehingga dapat dipahami bahwa dari sini tercipta hubungan 

sosial yang baik antar suku. 

2. Faktor perdagangan misalnya seiring dengan pertumbuhan 

penduduk Wonomulyo dan meningkatnya hasil pertanian, sektor 

perdagangan dan jasa mulai berkembang. Pasar tradisional menjadi 

pusat kegiatan ekonomi, menjadi tempat bagi para petani untuk 

menjual hasil panen mereka dan bagi masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Selain pasar tradisional, toko-toko kecil dan 

bisnis jasa, seperti perbaikan peralatan pertanian dan transportasi, 

mulai bermunculan, memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap perekonomian lokal. Pada faktor ini, masyarakat dan 

beragam suku yang bercampur baur dalam proses jual beli barang. 

Sehingga dapat dipahami lebih dalam, bahwa proses yang terjadi 

merupakan bentuk keanekaragaman budaya atau suku yang 

melahirkan hubungan timbal balik antar suku-suku yang lain. 

3. Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi di sektor 

pendidikan dan kesehatan telah memberikan dampak positif 

terhadap perkembangan ekonomi Wonomulyo. Pendirian lebih 

banyak lembaga pendidikan, termasuk sekolah dasar, menengah, dan 

kejuruan, telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan yang lebih baik telah menghasilkan tenaga kerja yang 

lebih cerdas dan inovatif, yang lebih siap untuk menghadapi 

tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Selain itu, layanan 

kesehatan yang lebih baik telah memastikan masyarakat tetap sehat 



125 

 

dan produktif. Dari faktor ini juga, beragam suku yang bercampur 

baur saling berinteraksi setiap hari misalnya dalam sekolah 

diajarkan bagaimana menghargai antar sesama, menghargai 

perbedaan budaya, kenyakinan. Dengan cara ini, masalah konflik 

akan mudah teratasi sebab anak-anak diberikan pemahaman 

tentang toleransi antar sesama. 

b) Faktor keagamaan 

1) Wonomulyo khususnya di Ujung Baru, pembangunan fasilitas 

keagamaan merupakan tanda pertumbuhan agama yang signifikan. 

Masjid dan musholla telah didirikan di hampir setiap desa, berfungsi 

sebagai titik fokus untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. 

Selain masjid, gereja dan kuil juga telah dibangun untuk memenuhi 

kebutuhan spiritual umat Kristen dan Ḥindu. Tempat-tempat ibadah 

ini tidak hanya menyediakan ruang untuk praktik keagamaan tetapi 

juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan agama. 

Misalnya dalam kegiatan keagamaan yaitu acara Maulid Nabi Saw., 

dan acara-acara yang lainnya. 

2) Para pemuka agama, termasuk ulama, ustadz, imam, dan tokoh 

agama lainnya, memainkan peran penting dalam membimbing dan 

mengarahkan masyarakat dalam praktik keagamaan mereka. 

Mereka tidak hanya memberikan ceramah dan ajaran, tetapi juga 

menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran mereka 

membantu menjaga keharmonisan sosial dan menyelesaikan konflik 

yang mungkin timbul di masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian hadis 

ialah dengan menggunakan lima metode takhrij, diantaranya Metode takhrij 

berdasarkan awal matan, Metode takhrij hadis berdasarkan salah satu lafal 

matan hadis, Metode takhrij berdasarkan perawi pertama, Metode takhrij 

berdasarkan tema, dan Metode takhrij berdasarkan status hadis. Kemudian 

kritik matan hadis yang perlu diperhatikan dari aspek illah-nya ialah idraj, 

idtirab, ziyadah, tagyir, nuqsan, dan inqilab. Dari aspek syāz yaitu tidak 

bertentangan dengan al-Qur’an, tidak bertentangan hadis sahih, tidak 

bertentangan dengan sejarah, dan tidak bertentangan dengan logika atau akal 

sehat. 

Penelitian ini juga mengkaji pemahaman masyarakat atau suku di Ujung 

Baru Kecamatan Wonomulyo terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam 

h adis  tersebut. Nilai-nilai yang diakui antara lain: mengakui hak orang lain, 

menghormati keyakinan orang lain, setuju dalam perbedaan, saling mengerti, 

kesadaran, kejujuran, ta’aruf, tafahum, at-ta’awun, dan takaful. 

Implementasi nilai-nilai hadis ukhuwah pada masyarakat atau suku 

yang ada di Ujung Baru Kecamatan Wonomulyo. menunjukkan bahwa 

pemahaman dan nilai-nilai hadis tersebut sudah sejalan. Mengapa demikian, 

setelah melihat aktivitas dan perbauran masyarakat atau suku, tenyata ada 

banyak faktor yang melandasi atas kesesuaian nilai-nilai ini, diantaranya 

adalah faktor ekonomi didalamnya faktor pertanian, perdagangan, pendidikan 

dan kesehatan serta peran teknologi dan digitaslisasi. Selain itu, faktor 

keagamaan juga memiliki peran yang sangat penting didalamnya 
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pembangunan rumah ibadah, kegiatan keagamaan dan sosial, dan peran tokoh 

agama serta instansi pemerintahan. 

B. Implikasi 

Setelah melakukan penelitian, peneliti menyadari bahwa betapa 

pentingnya menjaga hubungan persaudaraan (ukhuwah). Sebab dalam 

kehidupan seseorang selalu dihadapkan pada strata sosial yang berbeda-beda. 

Oleh sebab itu, setiap orang dalam lingkungannya bisa menyesuaikan atau 

menghargai dengan berbagai adat, tradisi, ataupun kenyakinan masing-

masing. Dengan ini, akan tercipta keharmonisan hubungan sosial yang baik 

antar satu sama lain yang sesuai atas nilai-nilai hadis Nabi Saw. 
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