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STUDI TAHLILIY ATAS HADIS NABI SAW. TENTANG KUALITAS 

KEIMANAN LINIER DENGAN KUALITAS AKHLAK 
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Abstrak 

Ahlak mempunyai eksistensi penting dalam Islam dan nilainya sama 

pentingnya dengan dimensi Islam yang lain. Akhlak yang baik mengangkat manusia ke 

derajat yang tinggi dan mulia. Sebaliknya akhlak yang buruk akan membinasakan umat 

manusia. Manusia yang mempunyai akhlak yang buruk senang melakukan sesuatu yang 

merugikan orang lain, senang melakukan kekacauan, senang  melakukan perbuatan 

tercela yang akan membinasakan diri dan masyarakat seluruhnya. Dengan demikian 

akhlak menjadi kunci sukses seseorang di dunia dan di akhirat. Tujuan dari berbagai 

ibadah dalam Islam, seperti puasa, zakat, shalat dan haji pada dasarnya adalah untuk 

membentuk akhlak mulia. Jadi, tanpa tanpa akhlak mulia ibadah tersebut akan  sia-sia. 

 

 

A. Pendahuluan 

Akhlak merupakan salah satu dimensi dalam Islam yang nilainya sama 

pentingnya dengan dimensi Islam yang lain (akidah, syari‟ah, sejarah, dan tasawuf). 

Bahkan pada dasarnya dimensi akhlak sangat utama untuk diperhatikan oleh seorang 

mukmin dalam kehidupannya apabila ia ingin mencapai kehidupan bahagia dan sukses 

di dunia ini serta di kehidupan akhirat kelak.  

Dengan demikian akhlak menjadi kunci sukses seseorang di dunia dan di 

akhirat. Akhlak mempunyai eksistensi penting dalam Islam, menjadi penentu bagi 

seseorang untuk masuk surga. Tujuan dari berbagai ibadah dalam Islam, seperti puasa, 

zakat, salat dan haji pada dasarnya adalah untuk membentuk akhlak mulia. Jadi, tanpa 

tanpa akhlak mulia ibadah tersebut akan  sia-sia. 

Apabila ditelusuri dalam Al-Quran dan hadis, ternyata banyak hadis dan ayat 

yang secara langsung maupun tidak langsung menghubungkan antara ritual/ibadah 

pembentukan pembentukan akhlak mulia, hal ini dapat kita perhatikan dari berbagai 

ritual dalam Islam, ternyata semuanya selalu berhubungan dengan pembentukan akhlak 

mulia. Allah mengutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak 

manusia,”Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak,”(HR. 

                                                           
1
 Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon. 



a l - i l t i z a m  , Vol.1, No.2, Desember 2016 

56 
 

Ahmad).  Dalam hadis ini  terkandung makna bahwa  Nabi Muhammad saw. diutus 

hanya untuk urusan budi pekerti, moral atau akhlak manusia. 

Oleh karena itu, seorang muslim jangan sampai memiliki persepsi bahwa hal 

yang sangat penting bagi dirinya untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan kelak di 

akhirat hanya dimensi akidah/keimanan lalu mengabaikan dimensi akhlak. Kedua aspek 

ini semestinya sama-sama ditekankan dan diperhatikan perbaikan kualitasnya dalam 

kehidupan seorang muslim. Namun demikian, kualitas keimanan seseorang yang 

bersifat abstrak dan semata-mata berkaitan dengan Rabb-nya pada dasarnya tidak dapat 

diketahui oleh orang lain. Namun demikian,  dapat dinilai kualitasnya dengan 

memperhatikan kualitas akhlak seseorang. 

B. Teks Hadis 

دذثٕا أدّذ تٓ ١ِٕغ اٌثغذادٞ دذثٕا إعّاػ١ً تٓ ػ١ٍح دذثٕا خاٌذ اٌذزاء ػٓ أتٟ للاتح ػٓ ػائشح : لاٌد لاي سعٛي 

 سٚاٖ اٌرش١ِزٞ( ( الله صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ إْ أوًّ اٌّؤ١ِٕٓ إ٠ّأا أدغُٕٙ خٍما ٚأٌطفُٙ تأٍ٘ٗ

Artinya: 

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muni‟ al-Baghdadiy telah bercerita 

kepada kami Isma‟il bin Aliyah telah berceita kepada kami Khalid al-Khuza‟ i 

dari Abi Qilabah dari Aisyah, dia berkata Rasulullah saw bersabda: 

Sesungguhnya orang mu‟min yang paling sempurna keimanannya adalah yang 

paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya. (HR. al-Tirmizi)  

 

C. Makna Mufradat 

 merupakanأوًّ ,orang mukmin yang paling sempurna : أوًّ اٌّؤ١ِٕٕئ٠ّأا

isim tafdhil dari kata ًِوا 

ُٙأدغٕ    : yang paling baik di antara mereka  

 budi pekerti atau kelakuan, bentuk jamaknya adalah :   خٍما

 اخلاق

 paling lembut di antara mereka, bentuk isim tafdil dari : أٌطفُٙ

kata  ٌط١ف 

D. Takhrij Hadis 

Takhrij hadis dilakukan untuk mengetahui letak hadis ini dalam berbagai kitab 

hadis. Takhrij hadis secara lafdziy dilakukan dengan bantuan program digitalal-

Maktabah al-Syamilah, yaitu dengan mengetik kata أوًّ اٌّؤ١ِٕٕئ٠ّأا yang dirujuk kepada 

sembilan kitab pokok hadis (Shahih Bukhariy, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, 

Sunan al-Tirmiziy, Sunan al-Nasa‟iy, Sunan Ibnu Majah, Sunan al-Darimiy, dan 



a l - i l t i z a m  , Vol.1, No.2, Desember 2016 

57 
 

Muwaththa‟ Malik).Hasil pencarian menunjukkan bahwa hadis ini  terdapat pada 10 

tempat pada 5 kitab pokok hadis, yaitu pada Sunan Abi Dawud 1 tempat, Sunan al-

Tirmizi 2 tempat, Sunan al-Darimi 1 tempat, Sunan al-Nasa‟ i 1 tempat, dan Musnad 

Ahmad 5 tempat.Adapun uraiannya sebagai berikut: 

1. Sunan Abi Dawud, Bab al-Dalil ala Ziyadah, Juz 4, h. 354, no. 4684 

ُٓ عَؼ١ِذٍ ػَ  ًٍ دَذَّثََٕا ٠َذ١َْٝ تْ ْٕثَ ُٓ دَ ذُ تْ َّ ِ دَذَّثََٕا أدَْ ُ٘ش٠َْشَجَ لَايَ لَايَ سَعُٛيُ اللََّّ ْٓ أتَِٝ  حَ ػَ َّ ْٓ أتَِٝ عٍََ شٍٚ ػَ ّْ ِٓ ػَ ذِ تْ َّّ ذَ ُِ  ْٓ-

ُْ خٍُمًُا »  -صلى الله عليه وسلم ُٙ أًا أدَْغَُٕ َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ًُ ا َّ  «.أوَْ

2. Sunan  al-Tirmizi, Bab Haq al-mar’ati ala Zaujih, Juz 3, h. 466, no. 1162 

أتٛ وش٠ة دذثٕا ػثذج تٓ ع١ٍّاْ ػٓ محمد تٓ ػّشٚ دذثٕا أتٛ عٍّح ػٓ أتٟ ٘ش٠شج لاي : لاي سعٛي الله صٍٝ  دذثٕا

 الله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ أوًّ اٌّؤ١ِٕٓ إ٠ّأا أدغُٕٙ خٍما ٚخ١اسوُ خ١اسوُ ٌٕغائُٙ خٍما

3. Sunan  al-Tirmizi, Bab Istikmal al-Iman wa Ziyadatihi, Juz 5, h. 9, no. 2612 

دذثٕا أدّذ تٓ ١ِٕغ اٌثغذادٞ دذثٕا إعّاػ١ً تٓ ػ١ٍح دذثٕا خاٌذ اٌذزاء ػٓ أتٟ للاتح ػٓ ػائشح :  

 لاٌد لاي سعٛي الله صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ إْ أوًّ اٌّؤ١ِٕٓ إ٠ّأا أدغُٕٙ خٍما ٚأٌطفُٙ تأٍ٘ٗ 

4. Sunan al-Darimiy, Bab Fi Husni al-Khulq, Juz 2, h. 415, no. 2792 

الله تٓ ٠ض٠ذ ثٕا عؼ١ذ ٘ٛ تٓ أتٟ أ٠ٛب لاي دذثٕٟ محمد تٓ ػجلاْ ػٓ اٌمؼماع تٓ دى١ُ ػٓ أتٟ صاٌخ ػٓ  دذثٕا ػثذ

 أتٟ ٘ش٠شج لاي لاي سعٛي الله صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ : أوًّ اٌّؤ١ِٕٓ إ٠ّأا أدغُٕٙ خٍما 

5. Sunan al-Nasa‟i al-Kubra , Bab Lathfu al-rajul Ahlahu, Juz 5, h. 364, no. 9154 

أخثشٔا ٘اسْٚ تٓ إعذاق لاي ٔا دفص ػٓ خاٌذ ػٓ أتٟ للاتح ػٓ ػائشح لاٌد لاي سعٛي الله صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ 

 : ثُ روش وٍّح ِؼٕاٖ أوًّ اٌّؤ١ِٕٓ إ٠ّأا أدغُٕٙ خٍفا ٚأٌطفُٙ تأٍ٘ٗ 

6. Musnad Ahmad, Juz 12, h. 364, no. 7402 

 ُِ ؼْدُ  ِّ ُٓ إِدْس٠ِظَ لَايَ عَ َُ دَذَّثََٕا اتْ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللََّّ ُ٘ش٠َْشَجَ لَايَ لَايَ سَعُٛيُ اللََّّ ْٓ أتَِٟ  حَ ػَ َّ ْٓ أتَِٟ عٍََ شٍٚ ػَ ّْ َٓ ػَ ذَ تْ َّّ ذَ

 ُْ ِٙ ٌِٕغَِائِ  ُْ ُ٘ ُْ خ١َِاسُ ُ٘ خ١َِاسُ َٚ ُْ خٍُمًُا  ُٙ أًا أدَْغَُٕ َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ًُ ا َّ  أوَْ

7. Musnad Ahmad, Juz 16, h. 114, no. 10106 

ُ٘ش٠َْشَجَ لَايَ لَايَ  ِٓ أتَِٟ  حَ ػَ َّ شٍٚ لَايَ دَذَّثََٕا أتَُٛ عٍََ ّْ ِٓ ػَ ذِ تْ َّّ ذَ ُِ  ْٓ ُٓ عَؼ١ِذٍ ػَ َُ  دَذَّثََٕا ٠َذ١َْٝ تْ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللََّّ سَعُٛيُ اللََّّ

ُْ خ١َِاسُ  خ١َِاسُوُ َٚ ُْ خٍُمًُا  ُٙ أًا أدَْغَُٕ َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ًُ ا َّ ُْ أوَْ ٌِٕغَِائىُِ  ُْ  وُ

8. Musnad Ahmad, Juz 16, h. 478, no. 10817 

ْٓ أتَِ  ٍُ ػَ ِٓ دَى١ِ مؼَْمَاعِ تْ
ٌْ ِٓ ا َْ ػَ ُٓ ػَجْلَا ُٓ ٠َض٠ِذَ دَذَّثََٕا عَؼ١ِذٌ دَذَّثَِٕٟ اتْ ِ تْ ُ٘ش٠َْشَجَ لَايَ لاَيَ دَذَّثََٕا ػَثْذُ اللََّّ ْٓ أتَِٟ  ٌِخٍ ػَ ٟ صَا

 ُ ِ صٍََّٝ اللََّّ ُْ خٍُمًُاسَعُٛيُ اللََّّ ُٙ أًا أدَْغَُٕ َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ًُ ا َّ َُ أوَْ عٍََّ َٚ  ِٗ   ػ١ٍََْ

9. Musnad Ahmad, Juz 40, h. 242, no. 24204  

ِ صٍََّ  ْٓ ػَائشَِحَ لاٌَرَمَْايَ سَعُٛيُ اللََّّ ْٓ أتَِٟ للَِاتَحَ ػَ ٌْذَزَّاءُ ػَ ٌِذٌ ا ًُ دَذَّثََٕا خَا اػ١ِ َّ ُ ػٍََ دَذَّثََٕا إعِْ ًِ ٝ اللََّّ َّ ْٓ أوَْ ِِ  َّْ َُ إِ عٍََّ َٚ  ِٗ ١ْ

 ِٗ ٍِ ْ٘ َ ُْ تِأ ُٙ ٌْطَفَ أَ َٚ ُْ خٍُمًُا  ُٙ أًا أدَْغََٕ َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ  ا

10. Musnad Ahmad, Juz 41, h. 213, no. 24677  
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ْٓ ػَائشَِحَ  ْٓ أتَِٟ للَِاتَحَ ػَ ٌِذٌ ػَ ٌْخَفَّافُ لاَيَ أخَْثَشََٔا خَا َّ٘ابِ ا َٛ ٌْ ًَ دَذَّثََٕا ػَثْذُ ا َّ َّْ أوَْ َُ لاَيَ إِ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ َّٟ صٍََّٝ اللََّّ َّْ إٌَّثِ أَ

 ِٗ ٍِ ْ٘ َ ُْ تِأ ُٙ ٌْطَفُ أَ َٚ ُْ خٍُمًُا  ُٙ أًا أدَْغَُٕ َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ  ا

  Pencarian selanjutnya dilakukan dengan mengetik kata  خٍُمًُا ُْ ُٙ أدَْغَُٕ . Hasil 

pencarian menunjukkan bahwa hadis ini terdapat pada 13 tempat. setelah dirujuk pada 

tempat yang ditunjuk, ternyata hanya4 tempat yang merupakan tempat yang berbeda 

dari hasil pencarian pertama, adapun 9 tempat lainnya merupakan tempat yang sama 

dengan hasil pencarian pertama. Ke 4 tempat tersebut sebagai berikut: 

1. Sunan Ibnu Majah, bab Zikr al-Maut wa al-isti’dad, Juz 2, h. 1423, no. 4259 

2. Musnad Ahmad, Juz 30, h. h. 398, no. 18456 

3. Musnad Ahmad, Juz 34, h. 422, no. 210831 

4. Musnad Ahmad, Juz 34, h. 478, no.20943  

Uraian selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Sunan Abi Dawud, Bab al-dalil ala Ziyadah, Juz 4, h. 354, no. 4684 

ْٓ أتَِٝ  حَ ػَ َّ ْٓ أتَِٝ عٍََ شٍٚ ػَ ّْ ِٓ ػَ ذِ تْ َّّ ذَ ُِ  ْٓ ُٓ عَؼ١ِذٍ ػَ ًٍ دَذَّثََٕا ٠َذ١َْٝ تْ ْٕثَ ُٓ دَ ذُ تْ َّ ِ دَذَّثََٕا أدَْ - ُ٘ش٠َْشَجَ لَايَ لَايَ سَعُٛيُ اللََّّ

ُْ خٍُمًُا »  -صلى الله عليه وسلم ُٙ أًا أدَْغَُٕ َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ًُ ا َّ  «.أوَْ

2. Sunan Ibnu Majah , bab Zikr al-Maut wa al-isti’dad, Juz 2, h. 1423, no. 4259 

ستاح ػٓ دذثٕا اٌضت١ش تٓ تىاس . دذثٕا أٔظ تٓ ػ١اض . دذثٕا ٔافغ تٓ ػثذ الله ػٓ فشٚج اتٓ ل١ظ ػٓ ػطاء تٓ أتٟ 

اتٓ ػّش أٔٗ لاي وٕد ِغ سعٛي الله صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ . فجاءٖ سجً ِٓ الأٔصاس . فغٍُ ػٍٝ إٌثٟ صٍٝ الله 

 ػ١ٍٗ ٚ عٍُ . ثُ لاي ٠ا سعٛي الله أٞ أفضً ؟ لاي  : ) أدغُٕٙ خٍما ( لاي فأٞ الأو١اط (

3. Sunan al-Tirmizi, Bab Haq al-mar’ati ala Zaujih, Juz 3, h. 466, no. 1162 

دذثٕا أتٛ وش٠ة دذثٕا ػثذج تٓ ع١ٍّاْ ػٓ محمد تٓ ػّشٚ دذثٕا أتٛ عٍّح ػٓ أتٟ ٘ش٠شج لاي : لاي سعٛي الله صٍٝ 

 الله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ أوًّ اٌّؤ١ِٕٓ إ٠ّأا أدغُٕٙ خٍما ٚخ١اسوُ خ١اسوُ ٌٕغائُٙ خٍما

Sunan  al-Tirmizi, Bab Istikmal al-Iman wa Ziyadatihi, Juz 5, h. 9, no. 2612 

دذثٕا أدّذ تٓ ١ِٕغ اٌثغذادٞ دذثٕا إعّاػ١ً تٓ ػ١ٍح دذثٕا خاٌذ اٌذزاء ػٓ أتٟ للاتح ػٓ ػائشح : لاٌد لاي  .4

 سعٛي الله صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ إْ أوًّ اٌّؤ١ِٕٓ إ٠ّأا أدغُٕٙ خٍما ٚأٌطفُٙ تأٍ٘ٗ

5. Sunan al-Darimiy,bab Fi Husni al-Khulq, Juz 2, h. 415, no. 2792 

دذثٕا ػثذ الله تٓ ٠ض٠ذ ثٕا عؼ١ذ ٘ٛ تٓ أتٟ أ٠ٛب لاي دذثٕٟ محمد تٓ ػجلاْ ػٓ اٌمؼماع تٓ دى١ُ ػٓ أتٟ صاٌخ ػٓ 

 أتٟ ٘ش٠شج لاي لاي سعٛي الله صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ : أوًّ اٌّؤ١ِٕٓ إ٠ّأا أدغُٕٙ خٍما 

6. Musnad Ahmad, Juz 12, h. 364, no. 7402 

 ُٓ ِ صٍََّٝ دَذَّثََٕا اتْ ُ٘ش٠َْشَجَ لَايَ لَايَ سَعُٛيُ اللََّّ ْٓ أتَِٟ  حَ ػَ َّ ْٓ أتَِٟ عٍََ شٍٚ ػَ ّْ َٓ ػَ ذَ تْ َّّ ذَ ُِ ؼْدُ  ِّ َُ إِدْس٠ِظَ لَايَ عَ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ اللََّّ

 ُْ ِٙ ٌِٕغَِائِ  ُْ ُ٘ ُْ خ١َِاسُ ُ٘ خ١َِاسُ َٚ ُْ خٍُمًُا  ُٙ أًا أدَْغَُٕ َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ًُ ا َّ  أوَْ

7. Musnad Ahmad, Juz 16, h. 114, no. 10106 
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ُ٘ش٠َْشَجَ لَايَ لَايَ  ِٓ أتَِٟ  حَ ػَ َّ شٍٚ لَايَ دَذَّثََٕا أتَُٛ عٍََ ّْ ِٓ ػَ ذِ تْ َّّ ذَ ُِ  ْٓ ُٓ عَؼ١ِذٍ ػَ َُ  دَذَّثََٕا ٠َذ١َْٝ تْ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللََّّ سَعُٛيُ اللََّّ

ُْ خُ  ُٙ أًا أدَْغَُٕ َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ًُ ا َّ ُْ أوَْ ٌِٕغَِائىُِ  ُْ ُْ خ١َِاسُوُ خ١َِاسُوُ َٚ  ٍمًُا 

8. Musnad Ahmad, Juz 16, h. 478, no. 10817 

ْٓ أتَِ  ٍُ ػَ ِٓ دَى١ِ مؼَْمَاعِ تْ
ٌْ ِٓ ا َْ ػَ ُٓ ػَجْلَا ُٓ ٠َض٠ِذَ دَذَّثََٕا عَؼ١ِذٌ دَذَّثَِٕٟ اتْ ِ تْ ُ٘ش٠َْشَجَ لَايَ لاَيَ دَذَّثََٕا ػَثْذُ اللََّّ ْٓ أتَِٟ  ٌِخٍ ػَ ٟ صَا

ُْ خٍُمًُاسَ  ُٙ أًا أدَْغَُٕ َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ًُ ا َّ َُ أوَْ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللََّّ  عُٛيُ اللََّّ

9. Musnad Ahmad, Juz 30, h. 398, no. 18456 

ِٓ شَش٠ِهٍ  حَ تْ َِ ْٓ أعَُا ِٓ ػِلَالحََ ػَ ْٓ ص٠َِادِ تْ ٍَ دَذَّثََٕا الْأجٍََْخُ ػَ ُٓ عَلاَّ صْؼةَُ تْ ُِ ٌّٟ إٌَِٝ  دَذَّثََٕا  ِٗ لَايَ جَاءَ أػَْشَاتِ ِِ ْٛ ْٓ لَ ِِ  ًٌ سَجُ

ُْ خٍُمًُ  ُٙ ُّٞ إٌَّاطِ خ١َْشٌ لَايَ أدَْغَُٕ ِ أَ َُ فمََايَ ٠َا سَعُٛيَ اللََّّ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللََّّ ٜ لاَيَ سَعُٛيِ اللََّّ َٚ ِ أَٔرَذَاَ َُّ لَايَ ٠َا سَعُٛيَ اللََّّ ا ثُ

 َ َّْ اللََّّ ا فَئِ ْٚ َٚ ْٓ  ذذَاَ َِ  ُٗ َّ ٍِ ْٔضَيَ ٌَُٗ شِفَاءً ػَ ْٕضِيْ داَءً إلََِّّ أَ ُ٠ ُْ ٌَ 

10. Musnad Ahmad, Juz 34, h. 422, no. 210831 

حَ ػَٓ َِ ذٍ دَذَّثََٕا أتَُٛ أعَُا َّّ ذَ ُِ  ِٓ ِ تْ ْٓ ػَثْذِ اللََّّ ِِ ؼْرُُٗ أََٔا  ِّ عَ َٚ ذٍ  َّّ ذَ ُِ  ُٓ ِ تْ ِٓ ع١َِ  دَذَّثََٕا ػَثْذُ اللََّّ َْ صَوَش٠َِّا تْ شَا ّْ ٍٖ أتَِٟ ٠َذ١َْٝ ػَٓ ػِ ا

ُ ػَ  ُّٟ صٍََّٝ اللََّّ ِٗ إٌَّثِ ٍِظٍ ف١ِ جْ َِ ْٕدُ فِٟ  شَجَ لَايَ وُ ُّ ِٓ عَ اسَجَ ػَٓ جَاتِشِ تْ َّ ِٓ ػُ ِ تْ ّٟ ٍِ ِٓ سَتَاحٍ ػَٓ ػَ شَجُ تْ ُّ أتَِٟ عَ َٚ َُ لَايَ  عٍََّ َٚ  ِٗ ١ٍَْ

ُ ػَ  ِ صٍََّٝ اللََّّ ٟ فمََايَ سَعُٛيُ اللََّّ ِِ ا َِ ٌِظٌ أَ ا جَا ًِ َٓ إٌَّاطِ إعِْلَا َّْ أدَْغَ إِ َٚ  َِ عْلَا ْٓ الِْْ ِِ شَ ١ٌَْغَا  اٌرَّفَذُّ َٚ ٌْفذُْشَ  َّْ ا َُ إِ عٍََّ َٚ  ِٗ ١ٍَْ

ُْ خٍُمًُا ُٙ  أدَْغَُٕ

11.Musnad Ahmad, Juz 34, h. 478, no.20943 

ِ تْ  ْٓ ػَثْذِ اللََّّ ِِ ؼْرُُٗ أََٔا  ِّ عَ َٚ ذٍ  َّّ ذَ ُِ  ُٓ ِ تْ َْ دَذَّثََٕا ػَثْذُ اللََّّ شَا ّْ ٍٖ أتَِٟ ٠َذ١َْٝ ػَٓ ػِ ِٓ ع١َِا حَ ػَٓ صَوَش٠َِّا تْ َِ ذٍ دَذَّثََٕا أتَُٛ أعَُا َّّ ذَ ُِ  ِٓ

ُ ػَ  ُّٟ صٍََّٝ اللََّّ ِٗ إٌَّثِ ٍِظٍ ف١ِ جْ َِ ْٕدُ فِٟ  شَجَ لَايَ وُ ُّ ِٓ عَ اسَجَ ػَٓ جَاتِشِ تْ َّ ِٓ ػُ ِ تْ ّٟ ٍِ ِٓ سَتَاحٍ ػَٓ ػَ ُّ تْ أتَِٟ عَ َٚ َُ لَايَ  عٍََّ َٚ  ِٗ شَجُ ١ٍَْ

عْ  ْٓ الِْْ ِِ شَ ١ٌَْغَا  اٌرَّفَذُّ َٚ ٌْفذُْشَ  َّْ ا َُ إِ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللََّّ ٟ فمََايَ سَعُٛيُ اللََّّ ِِ ا َِ ٌِظٌ أَ ا جَا ًِ َٓ إٌَّاطِ إعِْلَا َّْ أدَْغَ إِ َٚ  َِ لَا

ُْ خٍُمًُا ُٙ  أدَْغَُٕ

12 .Musnad Ahmad, Juz 40, h. 242, no. 24204 

ُ ػَ دَذَّثََٕا  ِ صٍََّٝ اللََّّ ْٓ ػَائشَِحَ لاٌَرَمَْايَ سَعُٛيُ اللََّّ ْٓ أتَِٟ للَِاتَحَ ػَ ٌْذَزَّاءُ ػَ ٌِذٌ ا ًُ دَذَّثََٕا خَا اػ١ِ َّ ًِ إعِْ َّ ْٓ أوَْ ِِ  َّْ َُ إِ عٍََّ َٚ  ِٗ ١ٍَْ

 ِٗ ٍِ ْ٘ َ ُْ تِأ ُٙ ٌْطَفَ أَ َٚ ُْ خٍُمًُا  ُٙ أًا أدَْغََٕ َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ  ا

13. Musnad Ahmad, Juz 41, h. 213, no. 24677 

َّٟ صٍََّ  َّْ إٌَّثِ ْٓ ػَائشَِحَ أَ ْٓ أتَِٟ للَِاتَحَ ػَ ٌِذٌ ػَ ٌْخَفَّافُ لاَيَ أخَْثَشََٔا خَا َّ٘ابِ ا َٛ ٌْ ًَ دَذَّثََٕا ػَثْذُ ا َّ َّْ أوَْ َُ لاَيَ إِ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ٝ اللََّّ

 ُْ ُٙ ٌْطَفُ أَ َٚ ُْ خٍُمًُا  ُٙ أًا أدَْغَُٕ َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ِٗ ا ٍِ ْ٘ َ  تِأ

  Takhrij dengan menggunakan al-Mausu’ah al-Hadits al-Syarif dengan kata 

kunci  َٓ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ًَ ا َّ  hasil pencarian menunjukkan hanya pada satu tempat, yaitu pada أوَْ

Musnad Ahmad, Bab Baqiya Musnad li al-Anshar, Haditsu al-Sayyidah „Aisyah, no. 

23536 yang berbunyi 

َّٟ صٍََّ  َّْ إٌَّثِ ْٓ ػَائشَِحَ أَ ْٓ أتَِٟ للَِاتَحَ ػَ ٌِذٌ ػَ ٌْخَفَّافُ لاَيَ أخَْثَشََٔا خَا َّ٘ابِ ا َٛ ٌْ ًَ دَذَّثََٕا ػَثْذُ ا َّ َّْ أوَْ َُ لاَيَ إِ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ٝ اللََّّ

 ُْ ُٙ ٌْطَفُ أَ َٚ ُْ خٍُمًُا  ُٙ أًا أدَْغَُٕ َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ِٗ  ا ٍِ ْ٘ َ  تِأ
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  Pencarian juga dilakukan dengan mengetika kata خٍُمًُا ُْ ُٙ  tetapi hasil pencarianأدَْغَُٕ

yang ditunjuk bukan hadis yang menjadi fokus pembahasan ini. Demikian juga 

pencarian dengan menggunkan kata kunci  ِٗ ٍِ ْ٘ َ ُْ تِأ ُٙ ٌْطَفُ أَ َٚ  hasilnya juga bukan hadis yang 

menjadi fokus pembahasan. 

  Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hadis tentang amalan terbaik terdapat 

pada 6 kitab pokok hadis, yaitu Sunan Abi Dawud 1 tempat, Sunan al-Tirmizi 2 tempat, 

Sunan al-Darimi 1 tempat, Sunan al-Nasa‟I 1 tempat, Musnad Ahmad 8 tempat 

danSunan Ibnu Majah, 1 tempat. Jadi, hadis ini tidak terdapat dalam Shahih Bukhari, 

Shahih Muslim, dan Muwaththa‟ Malik. 

Dari hasil takhrij tersebut di atas, terlihat bahwa ada beberapa perbedaan lafadz 

yang terdapat dalam hadis Nabi tentang kesempurnaan iman, yaitu 

 

 ِٗ ٍِ ْ٘ َ ُْ تِأ ُٙ ٌْطَفُ أَ َٚ ُْ خٍُمًُا  ُٙ أًاأدَْغَُٕ َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ًَ ا َّ َّْ أوَْ   .1إِ

  )ٍِٗ ْ٘ َ ُْ تِأ ُٙ ٌْطَفُ أَ َٚ ( tanpa kata  خٍُمًُا ُْ ُٙ أًا أدَْغَُٕ َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ًُ ا َّ   .2أوَْ

  .3ٚخ١اسوُ خ١اسوُ ٌٕغائُٙ خٍما

  .4. ثُ لاي ٠ا سعٛي الله أٞ أفضً ؟ لاي  : ) أدغُٕٙ خٍما  (

ُْ خٍُمًُا ُٙ ا أدَْغَُٕ ًِ َٓ إٌَّاطِ إعِْلَا َّْ أدَْغَ إِ َٚ5.  

ُْ خٍُمُاً ُٙ ُّٞ إٌَّاطِ خ١َْشٌ لَايَ أدَْغَُٕ    .6أَ

Jadi hadis Nabi saw.   tentang kesempurnaan iman diriwayatkan dalam lima 

versi, yaitu أًا َّ َٓ إ٠ِ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ًَ ا َّ ا , أفضً  ,أٞ  ,ٚخ١اسوُ خ١اسوُ ٌٕغائُٙ خٍما  , أوَْ ًِ َٓ إٌَّاطِ إعِْلَا َّْ أدَْغَ إِ َٚ  , dan 

ُّٞ إٌَّاطِ خ١َْشٌ   Perbedaan lafadz tersebut pada dasarnya tidak mengakibatkan perbedaan . أَ

makna atau semuanya menunjukkan satu makna, yaitu orang mukmin yang paling baik 

atau paling utama adalah yang paling bagus akhlaknya, lalu Nabi saw. memperinci lagi 

bahwa akhlak yang terbaik itu adalah bersikap lemah lembut pada keluarga. Jadi, hadis 

ini diriwayatkan secara maknawi.  

 

E. Asbab al-Wurud 

Berdasarkan hasil takhrijtersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada hadis ini 

terjadi tanawwu’ (hadis yang setema tetapi peristiwanya berbeda). Ada dua peristiwa di 

mana Nabi saw. ditanya tentang perbuatan yang paling utama, lalu Nabi memberikan 

jawaban yang sama yaitu akhlak yang bagus. Adapun peristiwa tersebut adalah 1) 

Menurut riwayat Ibnu Umar, seorang laki-laki dari kalangan Anshar datang kepada 
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Nabi, pada waktu itu Nabi sedang duduk bersama sahabat lainnya, lalu lelaki tersebut 

bertanya kepada Nabi, “  ً٠ا سعٛي الله أٞ أفض” lalu Nabi menjawab 2 .أدغُٕٙ خٍما) Menurut 

riwayat Usamah bin Syuraik, seorang laki-laki Arab datang kepada Nabi lalu dia 

bertanya, wahai Rasulullah  ٌإٌَّاطِ خ١َْش ُّٞ ُْ خٍُمًُا lalu Nabi menjawab أَ ُٙ  .أدَْغَُٕ

F. Kritik Hadis 

Pelaksanaan kritik hadis dilakukan dengan memilih salah satu jalur sanad, 

yaitu jalur sanad al-Tirmizi melalui periwayat-periwayatAhmad bin Muni‟ al-

Baghdadiy, Isma‟il bin Aliyah, Khalid al-Khuza‟I,Abi Qilabah,  dan Aisyah. Berikut ini 

akan dikemukakan kajian kritis atas biografi mereka. 

1. Al-Tirmizi 

Al-Tirmizi adalah salah satu penyusun kitab hadis utama, yaitu Sunan al-

Tirmizi, yang juga dikenal sebagai al-Jami’ atau Jami’ al-Tirmizi.Nama lengkapnya 

adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa al-Dhahak al-Sulami al-Tirmizi, lahir di 

Tirmiz pada tahun 210 H. Ada yang mengatakan bahwa Imam al-Tirmizi lahir dalam 

keadaan buta,sedangkan yang benar adalah dia menjadi buta ketika sudah besar, 

tepatnya setelah melakukan perjalanan mencari ilmu dan menulis kitabnya.Ia 

melakukan pengembaraan mencari hadis ke kota-kota di Khurasan, Iraq dan al-

Haramain (Mekah-Medinah), tetapi ia tidak pernah mengunjungi Mesir dan Syam.
2
 

Di antara guru al-Tirmizi yang terkenal adalah al-Bukhari, Muslim, Abu 

Dawud, Ishak bin Rahawaih, Qutaibah bin sa‟id, Muhammad bin Ghilan, isma‟il bin 

Musa al—fazariy, dan Ahmad bin Muni’.
3
 

Adapun murid-murid al-Tirmizi antara lain Abu Bakr Ahmad bin Isma‟il al-

Samarqandiy, Abu Hamid Ahmad ibn Abd allah bin  Dawud al-maruziy, Ahmad bin Ali 

bin al-Hasnawaih al-Muqri‟ dan Ahmad bin Yusuf al-Nasafiy. 

Para ulama besar telah memuji dan menyanjungnya, dan mengakui akan 

kemuliaan dan keilmuannya. Al-Hafiz  Ibnu Hibban, kritikus hadis, menggolongkan at-

Tirmizi ke dalam al-Siqat atau orang-orang yang dapat dipercaya dan kokoh hapalannya 

dan berkata “al-Tirmizi adalah seorang ulama yan mengumpulkan hadis, menyusun 

kitab, menghafal hadis dan bermuzakarah (berdiskusi) dengan para ulama. Al-Idrisi 

                                                           
2
Muhammad bin Ahmad al-Zahabi,Sira A’lam al-Nubala’, Juz XIII, (Cet. IX Baerut: Mu‟assasah 

al-Risalah, 1993), h. 270  
3
 Ibid., h. 271 
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menambahkan bahwa imam al-Tirmizi adalah seorang ulama‟ hadis yang melanjutkan 

jejak para ulama‟ sebelumnya dalam bidang Ulumul Hadis.
4
 

2. Ahmad bin Muni’ al-Baghdadiy 

Nama lengkap Ahmad bin Muni‟ al-Baghdadiy adalah Ahmad bin Muni‟ bin 

Abd al-Rahman, Abu Ja‟far al-Baghawi al-Ashmi ( seorang pendatang di Baghdad, 

ponakan Ishaq bin Ibrahim bin Abd al-Rahman al-Baghawi). Ahmad lahir pada tahun 

160 H dan wafat pada hari Ahad akhir Syawal tahun 244 H. Ahmad bin Muni‟ dijuluki 

Abu Abdillah.
5
 

 Guru Ahmad bin Muni‟ dalam periwayatan hadis cukup banyak, di antaranya 

Ibnu Uyainah, Ibnu Aliyah, Husyaim, Abu Bakr bin‟Iyasy, Ibnu Abi Hazam, Maran 

bin Syuja‟ah al-Jazariy. 

Adapun murid-murid yang telah menerima hadis darinya adalah semua Imam 

ahli hadis kutub al- Sittah (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, al-Nasaiy, dan 

Ibnu Majah), Ibnu Khuzaimah, al-Qibaniy,Abu al-Qasim al-Baghawiy dan lain-lain. Al-

Mizzi mengatakan Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis dari Ahmad, serta Abu 

Ya‟la Ahmad bin Ali al-Mutsana.
6
 

Penilaian ulama kritikus hadis terhadap Ahmad bin Muni‟ adalah penilain positif 

yang cukup tinggi. Al-Nasa‟I memjinya dengan predikat tsiqah, Ibu Abi Hatim 

mengatakan ayahku dan Abu Zur‟ah telah menulis dari Ahmad dan meriwayatkan pula 

darinya, Ibnu Hibban juga memasukkan nama Ahmad binMuni‟ dalam Tsiqatnya, Abu 

Hatim menilainya shaduq, Maslamah bin Qasim menilainya tsiqah, dan al-Darulquthni 

mengatakan dia tidak memilikinkesalahan (la ba‟sah bih).
7
 

3. Ismail bin Aliyah 

Nama lengkapnya Hammad bin Ismail bin Aliyah al-Bashriy al-Baghdadiy, 

saudara Muhammad bin Ismail bin Aliyah al-Qadhiy dan Ibrahim bin Isma‟il bin 

Aliyah, seorang ulama kalam. Hammad menerima hadis dari bapaknya, Ismail bin 

Aliyah dan Wahab bin Jarir bin al-Hazm.  

                                                           
4
Ibnu Khallikan, Tabaqat al-Huffaz, Juz I (Beirut: Dar Sadir, 1990), h. 54; 

5
Ahmad bin Ali bin Hajar Syihab al-Din al-Asqalaniy al-Syafi‟iy, Tahzib al-Tahzib,  Juz 1 (T.tp: 

Muassasah al-Risalah, 1996), h. 73  
6
 Ibid. Lihat juga Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mazziy,  Tahzib al-Kamal fiy Asma al-

Rijal, Juz 1 (Cet. IV;  Bairut: Muassasah al-Risalah,  1985), h. 496   
7
 Op.cit.,al-Azqalaniy. 
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Adapun murid-murid Hammad, di antaranya Muslim, al-Nasa‟iy, Ahmad bin 

Abi Auf Abd al-Rahman bin Mazruq al-Barzuriy, Utsman bin al-Jarzadah al-Anthakiy, 

dan Muhammad bin Abbas al-Kabaliy.
8
 

Hammad mendapatkan penilaian terpuji dari ulama kritikus hadis, baik kualitas 

pribadinya maupun kapasitas intelektualnya. Al-Nasa‟iy mengatakan bahwa al-

Bagdadiy ini tsiqah, Abu Hatim juga memasukkan Hammad dalam kitab tsiqatnya, al-

Zahabiy dan Ibnu Hajar juga menilainya tsiqah.  

Muhammad bin Ishaq al-Sarraj menuturkan bahwa Hammad bin  Ismail  wafat 

pada tahun 244 H di Baghdad, saya melihat rambut dan jenggotnya dalam warna putih.
9
 

Abd al-Rahman bin Mahdiy mengatakan bahwa Muhammad bin isma‟il atsbat (lebih 

kokoh) daripada Husyaim, Yahya bin Ma‟in juga menilainya tsiqah.
10

 

4. Khalid al-Khuzza’i 

Khalid al-Khuzza‟iy memiliki nama lengkap Khalid bin Mahram Abu al-

Manazilu al-Bashriy al-Huzza‟iy, maula (anak angkat) dari Quraisy, pendapat lain 

mengatakan dia anak angkat Bani Syuja‟i. Khalid digelari al-Khuzza‟iy disebabkan 

karena dia dikatakan selalu duduk bersama orang-orang Bashrah. Pendapat lain karena 

dia pernah mengatakan bahwa saya mengambil (ahadza)bagian ini. Menurut Ibnu 

Hajardalam Taqrib al-Tahzib, Khalid termasuk periwayat tsiqah, tetapi ia  melakukan 

irsal dari periwayat yang lima. Menurut Hammad bin Zaid, Khalid telah mengalami 

kerusakan hapalan setelah ia kembali dari Syam.
11

 

Guru Khalid dalam periwayatan hadis cukup banyak, antara lain Abd Allah bin 

Syaqiq, Abu Raja‟ al-Atharidiy, Abu Utsman al-Nahdiy, Abu Qilabah, Anas, 

Muhammad, Hafshah yang merupakan anak-anak Sirin, Abu al-Aliyah, Hasan, dan 

Sa‟id bani Hasan al-Bashriy. Adapun murid-muridnya antara lain  al-Tsauriy, Syu‟bah, 

Ibnu Aliyah, Sa‟id bin Abi Urubah, Khalid bin Abd allah al-Wasithiy, Abd al-Wahab 

al-Tsaqafiy, Basyar bin al-Mufadhallal dan „Atha‟ bin Abi Maemunah. 

Penilaian ulama kritikus hadis terhadap Khalid adalah penilaian positif. Al-

Atsari menilainya tsabit, al-Nasa‟I dan Ibnu Ma‟in memujinya sebagai periwayat tsiqah. 

                                                           
8
 Op.cit., al-Mizziy, Juz 7, h. 224 

9
 Ibid., Juz 7, h. 225. Lihat juga al-Zahabiy, Tahzib al-tahzib, Juz 3, h. 4 
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Abu Muhammad Abd al-Rahman bin Abi Hatim al-Tamimiy al-Handzaliy al-Raziy, Al-Jarh 

wa al-Ta’dil, Juz 2, (Bairut: Dar Ihya al-Turats, 1271 H/1952 M), h. 153-154. 
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Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalaniy ,Taqrib al-Tahzib li Khatimat al-Huffadz, Juz 1,(Cet. 

V, Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 264 
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Adapun Abu Hatim mengatakan bahwa hadis darinya itu ditulis, tetapi tidak dipakai 

sebagai hujjah. Tidak ditemukan informasi mengenai waktu kelahiran Khalid al-Huzzai, 

adapun waktu  wafatnya dikatakan terjadi pada tahun 142 H di Basharah.
12

 

5. Abu Qilabah 

Dia adalah Abd Allah bin Zaid bin Amr, atau disebut juga Ibnu Amir bin Natil 

bin Malik al-Jarmiy Abu Qilabah al-Bashriy. Abu Qilabah wafat pada sekitar tahun104 

H di Syam. Tidak ditemukan informasi mengenai waktu kelahirannya, kecuali bahwa 

dia lahir di Bashrah kemudian pindah ke Syam, lalu tinggal di Dariya. (al-Muzziy0 

Para periwayat yang termasuk guru-guru Abu Qilabah, antara lain Anas bin 

Malik al-Anshariy, Anas bin bin Malik al-Ka‟biy, Tsabit bin Dhahak al-Anshariy, 

Ja‟Far bin Amr bin Ummiya al-Dhamiriy, Huzaifah bin al-yaman, Abd Allahbin Amr 

bin al-Khatthab, Amr bin Shalah al-Jarmiy, dan Aisyah Ummu al-Mu’minin. 

Adapun murid-muridnya antara lain Asy‟ats bin Abd al-Rahman al-Jarmiy, 

Ayyub al-Sakhtayaniy, Tsabit al-Bananiy, Hassan bin Athiyyah, Humaid al-Thawil, 

Khalid al-Huzza’iy, Dawud bin Abi Hind, Sulaiman bin Dawud al-Khulaniy, dan 

Ashim al-Ahwal. 

Ulama kritikus Hadis pada umumnya memberikan ta‟dil (pujian) terhadap Abu 

Qilabah.Al-Mazzi mengatakan bahwa Muhammad bin Sa‟ad telah menempatkan Abu 

Qilabah pada thabaqah kedua di antara orang-orang Basharah. Sa‟ad juga menilainya 

tsiqah dan orang yang memiliki banyak hadis, tempat kerjanya berada di Syam. Ali bin 

Abi Hamlah bercerita bahwa Muslim bin Yasar ketika datang di Damsyik kami bertanya 

kepadanya, Wahai Abu Abd Allah sekiranya Allah memberitahu orang yang lebih 

utama dari Anda niscaya kami akan mendatanginya. Dia menjawab, bagaiman jika 

engkau mendatangi Abd Allah bin Zaid Abu Qilabah al-Jarmiy? Keesokan harinya  

kami lalu mendatangi Abu Qilabah. 

Asyhab juga bercerita bahwa ketika Ibnu Musayyab dan al-Qasim wafat 

keduanya tidak meninggalkan buku. Adapun Abu Qilabah dia wafat meninggalkan 

banyak buku sebanyak tunggangan keledai. Ayyub juga menceritakan informasi tentang 

Abu Qilabah yang ia terima dari Muslimbin Yasar bahwa Abu Qilabah wafat dalam 

kedudukannya sebagai qadhi al-qudhat (ketua dewan hakim) suatu kedudukan yang 

sangat terhormat. Hammad bin Zaid juga menceritakan bahwa ia mendengarkan Ayyub 
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Al-Asqalaniy,Tahzib al-Tahzib, Juz 3, h. 104 
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berkata bahwa demi Allah, sungguh Abu Qilabah itu adalah seorang Fuqaha yang 

memiliki pemikiran yang sangat cerdas. (al-Mazzi)  

Demikian beberapa pernyataan periwayat hadis yang menggambarkan 

keutamaan dan kebaikan pribadi Abu Qilabah. 

6. Aisyah 

Dia adalah Aisyah binti Abi Bakr al-Shiddiq al-Taymiy, Umm al-Mu‟minin (9 

s.H-58 H).
13

 Di samping banyak menerima hadis dari Nabi secara lansung, Aisyah juga 

berguru kepada ayahnya (Abu Bakr al-shiddiq) dan Umar bin Khattab. Murid yang 

meriwayatkan hadis darinya antara lain Umm kalsum (saudaranya), Urwah bin Zubair, 

al-Aswad, Abd Allah bin Buraydat, dan Masruq bin al-Ajda. 

Pernyataan Nabi, sahabat, dan para periwayat hadis tentang Aisyah: 

1. Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: „keutamaan Aisyah 

terhadap wanita lainnya bagaikan keutamaan roti kuah terhadap semua 

makanan.
14

 

2. Amr bin Ash pernah bertanya kepada Rasulullah saw.: Siapa yang paling 

anda suka? Rasulullah menjawab: Aisyah. Ibn al-As bertanya (lagi): Siapa 

dari kalangan laki-laki? Rasulullah menjawab menjawab “Ayahnya.”
15

 

3. Abu Musa al-„Asy‟ariy; Tidak satu pun masalah yang kami tanyakan kepada 

Aisyah kecuali kami mendaoatkan jawabannya. 

4. Ibnu Urwah dari ayahnya: saya tidakpernah melihat seseorang pun yang 

lebih fakih daripada Aisyah. 

5. Al-Zuhriy: sekiranya ilmun Aisyah diperbandingkan dengan ilmu para istri 

Nabi dan ilmu seluruh wanita, nisacaya ilmu Aisyah lebih utama.
16

 

 

Aisyah diperistrioleh Nabi pada usia sekitar enam tahun atautujuh tahun. 

Pernikahan Nabi dengan Aisyah terjadi sebelum Nabi hijrahke Madinah. Oleh karena 

usia Aisyah masih sangat muda, maka sesudah akad nikah, Aisyah masih dipelihara 

oleh Ibunya. Umm Rumman. Sesudah nabi hijrah ke Madinah, barulah Aisyah tinggal 

satu rumah dengan Nabi. Ketika itu, Aisyahberusia sekitar sembilan tahun 
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 Al-Asqalaniy, op. cit., Juz 12, h. 461-463. Lihat juga al-Asqalaniy, al-Ishabah fiy Tamyiz al-

Shahabah, Jilid IV (Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 359. Al-Mizziy, op. cit., Juz XXII, h. 372-377; Siyar 

al-Nubala, Juz 2, h. 135-139. 
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 Abu abd Allah Muhammad bin ismail al-Bukhariy, Sahih al-Bukhariy, Jilid II, Juz IV (Bairut: 

dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 265. 
15

 Ibid., h. 232 
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Aisyah memiliki banyak keutamaan. Dialah satu-satunya wanita yang ketika 

diperistri oleh Nabi masih dalam keadaan gadis. Dia dikenal sebagai wanita yang cerdas 

dan memiliki pengetahuan Islam yang luas. Aisyah juga termasuk Sahabat Besar yang 

banyak menyampaikan fatwa agama. 

Di bidang periwayatan hadis, Aisyah menduduki peringkat keempat dari 

sahabat Nabi yang digelari sebagai al-Muktsirun fi al-hadits. 

Tak seorang pun yang mencela pribadi Aisyah dalam periwayatan Hadis. 

Bahkan melihat hubungan pribadinya dengan Nabi yang sangat akrab, baik sebagai 

suami istri maupun sebagai guru murid, maka Aisyah termasuk sahabat yang tidak 

diragukan lagi kejujuran dan dan keshahihannya dalam menyampaikan hadis nabi. Oleh 

karena itu, diyakini bahwa Aisyah telah menerima lansung hadis tersebut dari Nabi saw. 

Natijah Kritik Hadis 

Berdasarkan kajian biografi para periwayat tersebut di atas, dapat diketahui 

bahwa terdapat hubungan guru murid antara setiap periwayat, hal ini terbukti dengan 

adanya pengakuan sebagai guru dan murid dari kedua belah pihak. Demikian juga 

dilihat dari masa hidup antara dua periwayat yang berdekatan. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa jalur sanad al-Tirmizi iyang diteliti ini adalah muttashil. 

Demikian pula penilaian para ulama kritikus hadis tidak ada memberikan 

penilaian buruk (tajrih) terhadap setiap periwayat, melainkan mereka semua 

memberikan penilaian yang tinggi (ta‟dil) kepada setiap periwayat. 

Akan tetapi terdapat satu periwayat yang dikatakan telah melakukan irsal dan 

mengalamami kekacauan hafalan pada akhir hidupnya, yaitu Khalid al-Khuzza‟i. Oleh 

karena itu, sanad al-Tirmizi ini tidak dapat mencapai kualitas shahih. Kemungkinan 

hanya dapat mencapai kualitas shahih li ghairih karena melihat banyaknya jalur sanad 

atau periwayat yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab hadisnya, yaitu Abu dawud, al-

nasa‟iy, Ibnu majah dan Ahmad bin Hanbal. 

G. Kandungan Makna Hadis 

Dalam hadis tersebut di atas Nabi saw. mengungkapkan tiga hal penting yang 

perlu dipahami, yaitu; 1) Kaitan yang erat antara keimanan dengan akhlak, atau posisi 

keimanan sejajar dengan posisi akhlak;  2) Keimanan itu memiliki derajat dan tingkatan. 

Ada mukmin yang imannya sempurna dan ada pula yang imannya kurang sempurna; 3) 
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Akhlak yang paling utama (kepada sesama manusia) adalah bersikap lemah lembut 

kepada keluarga. 

Nabi saw. mengaitkan kesempurnaan iman dengan akhlak menunjukkan betapa 

aspek akhlak bagi seorang mukmin itu sangat penting, sama pentingnya dengan aspek 

keimanan. Semakin bagus akhlak seseorang maka keimanannya juga semakin kuat. Lalu 

Nabi mempertegas lagi bahwa akhlak yang paling utama itu adalah berlaku baik atau 

bersikap lemah lembut pada keluarga, khusunya kepada istri dan anak perempuan.  Jadi, 

dalam hadis ini Nabi mengemukakan dua kategori akhlak, yaitu akhlak secara umum, 

yaitu segala bentuk perbuatan baik; dan akhlak secara khusu, yaitu perbuatan baik 

kepada keluarga. 

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari kata khuluqun yang berarti 

budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat.
17

 Kata khuluqun  serumpun dengan kata 

khalqun yang berarti ciptaan Allah (yang berhubungan dengan unsur jasmani), khuluqun 

juga berarti ciptaan Allah (yang berhubungan dengan unsur rohani).
18

 Menurut Umariy, 

terdapat pula hubungan yang erat antara kedua kata tersebut dengan kata khaaliq 

(pencipta) dan makhluuq (ciptaan).
19

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 

akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan.
20

 Jadi, secara bahasa akhlak dapat dipahami 

sebagai hal-hal yang terkait dengan rohani seseorang, seperti kelakuan, tabiat, atau 

tingkah laku. 

Adapun pengertian akhlak menurut istilah dapat dilihat dari beberapa pendapat 

para ahli, seperti pendapat Ibnu Miskawaih bahwa akhlak adalah keadaan jiwa 

seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan 

pertimbangan dan pemikiran lagi.
21

 Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa akhlak 

adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya timbul perbuatan-perbuatan 

dengan mudah tanpa memerlukan pemikirann lagi.
22

 

Dengan demikian,  dapat dipahami bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa (hati), yang darinya timbul perbuatan dengan mudah tanpa merasa terbebani 
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atau tanpa dibuat-buat, seperti sifat dermawan, sifat pemberi tanpa dipaksakan, santun, 

tabah, memaafkan orang yang bersalah, kebijaksanaan dalam menimbang sesuatu dan 

sebagainya.  

Akhlak seseorang terbentuk dari kehendak yang dibiasakan atau perbuatan yang 

diulang-ulang sehingga mudah melakukannya. Kata akhlak, selain dipakai untuk 

perilaku yang mulia atau baik yang disebut akhlak mulia (akhlaq al-karimah),  seperti 

pemaaf, penyantun, sabar, lemah lembut; juga digunakan untuk  perilaku yang buruk, 

seperti kikir, buruk sangka, dengki  dan perangai-perangai rendah lainnya yang disebut 

akhlak tercela (akhlaq al-mazmumah).
23

 Di samping itu, akhlak terbagi pula atas dua, 

yaitu akhlak terhadap khaliq (pencipta) dan akhlak terhadap makhluk (ciptaan). Adapun 

tujuan berakhlak adalah supaya hubungan seorang hamba dengan Allah swt (khaliq) dan 

dengan sesama makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis. 

Dalam Hadis di atas Rasulullah saw. menjelaskan bahwa seorang mu‟min yang 

paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya dan mulia sifatnya. 

Rasulullah saw. mensejajarkan keimanan dengan akhlak dalam Hadis tersebut.  

Keimanan merupakan hal abstrak yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba 

secara pribadi dengan Tuhannya, sedangkan akhlak berkaitan dengan hubungan seorang 

hamba dengan sesamanya dalam pergaulan sehari-hari yang dapat terlihat oleh 

siapapun. Dalam Hadis ini, Rasulullah saw, menunjukkan bahwa kuat atau lemahnya 

iman seseorang dapat diukur dengan melihat akhlaknya. Orang yang paling bagus 

kualitas keimanannya adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Adapun orang yang 

jelek akhlaknya dan buruk sifatnya adalah orang-orang jahat yang sesungguhnya lemah 

imannya. Meskipun mereka mengerjakan shalat, puasa dan haji, sesungguhnya shalat 

mereka tidak khusyu‟, puasanya bukan karena tawadhu‟, dan hajinya bukan untuk 

taqarrub ilallah, tetapi  karena riya. 

Menurut al-Khuliy, semua ibadah yang dilakukan sebagai jalinan hubungan 

vertikal seorang hamba dengan Tuhannya yang didasari dengan keikhlasan pasti 

membuahkan akhlak yang mulia. Shalat yang benar akan mencegah perbuatan keji dan 

mungkar, puasa yang ikhlas akan menghasilkan kesabaran dan kedermawanan, dan haji 

yang mabrur  akan menumbuhkan sifat sabar dan kebaikan dalam pergaulan serta 

                                                           
23
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kesediaan memberi pertolongan. Jadi, pertanda ibadah yang benar yang dilakukan 

dengan ikhlas adalah terbentuknya akhlak yang mulia.
24

 

Pembentukan akhlak mulia sangat penting dan utama dalam Islam. Tujuannya 

supaya hubungan seseorang dengan Allah swt. dan hubungan seseorang dengan sesama 

makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis. Dengan berakhlak, seseorang 

akan memperoleh irsyad, taufiq, dan hidayah dari Allah sehingga hidupnya akan 

bahagia di dunia dan di akhirat, ia diridhai oleh Allah swt. dan disenangi oleh sesama 

makhluk.
25

 

 Oleh karena itu, Allah swt. telah mengutus rasul-Nya Muhammad saw. dalam 

rangka pembentukan akhlak mulia tersebut.  Hadis riwayat Imam Malik ra.  berbunyi: 

 ْٓ َٓ الْأخَْ  دَذَّثَِٕٟ ػَ َُ دُغْ ِّّ َُ لاَيَ تؼُِثدُْ لِأذَُ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللََّّ َّْ سَعُٛيَ اللََّّ ٌِه أََُّٔٗ لَذْ تٍَغََُٗ أَ ا لَاقِ َِ
26
 

 

Artinya 

Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda aku diutus (oleh Allah) adalah untuk 

menyempurnakan akhlak mulia. 

 

Sabda Nabi saw. tersebut menunjukkan bahwa missi utama Nabi adalah 

pembentukan akhlak mulia, sehingga pada periode awal dakwah Nabi di Mekkah, yang 

pertama diluruskan dan diserukan kepada masyarakat jahiliyah Makkah adalah  aqidah 

tauhid dan pembentukan akhlak mulia.   

 Maksud dari Hadis di atas juga diuraikan dalam kitab Aunul Ma’bud, yaitu kitab 

yang menjelaskan hadis-hadis dalam Sunan Abi Daud, 

“Hadis yang mengatakan bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannnya 

adalah yang paling baik akhlaknya, merupakan gambaran tentang sifat-sifat manusia 

dalam bergaul dengan orang lain. Sifat-sifat itu ada yang terpuji, ada pula yang tercela. 

Sifat-sifat terpuji adalah seperti sifat para Nabi, para auliya, dan orang-orang shaleh, 

seperti sifat sabar dalam menghadapi kesulitan, tabah menghadapi cobaan, sanggup 

menanggung derita, berbuat baik dan kasih sayang terhadap manusia, lemah lembut 

dalam bertutur kata, menjauhi pengrusakan dan kejahatan, dsb.  Hasan al-Bashriy 
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menambahkan bahwa hakekat akhlak yang baik  adalah mengerahkan perbuatan yang 

ma‟ruf, mencegah perbuatan menyakiti, dan keramahan raut muka.
27

 

 Banyak Hadis Rasulullah saw. menganjurkan umatnya untuk berakhlak mulia, 

antara lain, 

١مٌَُُٛ  َّ عٍََّ َٛ ؼ١ٍََْٙ ُٙ ؼْرإٌَُّث١َِّصٍََّىاٌٍَّ ِّ ْٕأت١َِاٌذَّسْداَءِلَاٌ ٌْخٍُكُػَ ْٕذُغِْٕا ِّ ١ضَأِأثَمٍَُْ ِّ ٌْ ء٠ٍُٛضَؼف١ُِا ْٟ ْٕشَ ِِ ا َّ
28

 

Artinya:  

Abu Darda‟ berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: tidak ada 

sesuatu yang diletakkan di atas timbangan amal (di akhirat) yang lebih berat 

dari akhlak yang baik. (HR. al-Tirmiziy) 

 

Hadis tersebut menunjukkan nilai akhlak mulia yang tinggi di sisi Allah swt. ia 

suci dari dosa terhadap Allah dan terhadap sesama manusia sehingga menjadikan 

timbangan amal kebaikan seseorang menjadi lebih berat.    

Terdapat juga hadis Nabi saw. dari al-Nawwas bin Sam‟an al-Anshariy yang 

bertanya kepada Nabi tentang kebaikan/keutamaan dan dosa, lalu Nabi saw menjawab 

bahwa keutamaan itu adalah akhlak mulia, sebagaimana sabda Nabi saw.: 

ٌْدُ  َ ِ لَاٌغَأ ّٞ ْٔصَاسِ َ َْ الْأ ؼَا ّْ ِٓ عِ اطِ تْ َّٛ ْٓ إٌَّ ٌْخٍُكُِ ػَ ُٓ ا ٌْثِشُّ دُغْ ُِ فمََايَ ا ثْ الِْْ َٚ ٌْثِشِّ  ْٓ ا َُ ػَ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللََّّ سَعُٛيَ اللََّّ

ِٗ إٌَّاطُ  ٍِغَ ػ١ٍََْ ْْ ٠طََّ ْ٘دَ أَ وَشِ َٚ ا دَانَ فِٟ صَذْسِنَ  َِ  ُُ ثْ الِْْ َٚ
29

 

Artinya: 

Keutamaan itu adalah akhlak yang baik dan dosa itu adalah apa yang terdapat 

dalam hatimu dan engkau tidak suka diketahui oleh orang lain. (HR. Muslim) 

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmiziy, Rasulullah saw. 

bersabda: 

عي جابر : أى رسىل الله صلى الله عليه و سلن قال إى هي أحبكن إلي وأقربكن هني هجلسا يىم القياهة أحاسنكن 

أخلاقا وإى أبغضكن إلي وأبعدكن هني هجلسا يىم القياهة الثرثاروى والوتشدقىى والوتفيهقىى قالىا يا رسىل الله 

الوتكبروى قد علونا الثرثاروى والوتشدقىى فوا الوتفيهقىى ؟ قال 
30

 

Artinya:  

Dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya orang yang 

paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempatnya denganku 

                                                           
27

Muhammad  Syamsun al-Haq  Abu  al-Thayyib, Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud, Juz 

XII (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H), h. 286 

 
28

 Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmiziy, al- Jami’ al-Shahih Sunan al-Tirmiziy, Juz VI 

(Bairut: Dar Ihya al-Turaziy al-Arabiy), h. 363. 

 
29

 Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Naisaburiy, al-Jami’ al-Shahih al-Musammaa Shahih 

Muslim, Juz XII (Bairut: Dar al-Jiiliy, t.th), h. 403. 
30

Al-Tirmiziy, op.cit.,, Juz VI,  h. 370. 
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pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya dan sesungguhnya orang 

yang paling aku benci dan paling jauh tempatnya pada hari kiamat adalah orang 

yang banyak berbicara yang dibuat-buat, orang yang melihat dirinya memiliki 

kelebihan dari orang lain. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah 

mengetahui arti al-tsartsariin dan al-mutasyaddiquun. Lalu apakah al-

mutafaihuquun itu? Rasulullah menjawab, yaitu orang- orang yang sombong.  

(HR al-Turmudziy). 

 

Rasulullah saw.dalam Hadis di atas menempatkan orang yang berakhlak mulia 

pada posisi yang terdekat dengannya pada hari kiamat kelak. Ini menunjukkan 

ketinggian dan kemuliaan derajat orang yang berakhlak mulia. Sebaliknya, mereka yang 

memiliki akhlak tercela, yaitu orang yang banyak bicara, asal ngomong dan orang-orang 

yang sombong/angkuh dibenci oleh Rasulullah dan posisinya kelak pada hari kiamat 

pada tempat terjauh dari beliau. Ini menunjukkan kerendahan derajat dan nilai orang 

yang berakhlak tercela. 

Kenapa akhlak yang baik memiliki bobot kebaikan lebih di sisi Allah swt? 

Karena pada dasarnya semua ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim harus 

berimplikasi pada perbuatan yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan 

demikian, akan tercipta hubungan yang baik dan harmonis dengan sesama manusia, dan 

pada akhirnya terbentuk lingkungan yang aman dan damai. 

Hadis ini menegaskan pentingnya akhlak yang baik, semakin baik akhlak 

seseorang, semakin sempurna keimanannya, maka semakin  dekat posisinya dari 

Rasulullah  saw. Perlu diketahui bahwa ukuran baik atau buruk akhlak bukan ditimbang 

menurut selera individu, bukan pula hitam putih akhlak menurut ukuran adat yang 

dibuat manusia, tetapi berpatokan pada syariat (Alquran dan Hadis). Keimanan, ibadah, 

muamalah dengan sesama makhluk Allah dan akhlak haruslah  berlandaskan syariat.
31

 

Dalam hal ini, Allah swt. telah menetapkan Nabi saw. sebagai hamba yang paling agung 

dan paling mulia akhlaknya dan menjadikan Nabi sebagai suri teladan bagi setiap 

muslim dalam kehidupannya.
32

 Sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Qalam (68):4 

yang berbunyi: 

  ٍُ ٰٝ خٍُكٍُ ػَظ١ِ إَِّٔهَ ٌؼٍَََ َٚ  

Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar memiliki akhlak yang 

agung. 

                                                           
31

Ibid., h. 274  
32

 Humaidi Tatapangarsa, Akhlaq Yang Mulia (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), h. 10 
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Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab (33): 21 menyebutkan Nabi saw sebagai 

pribadi yang menjadi contoh tauladan bagi mereka yang benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari akhir berbunyi: 

َ ٌَّمَ  روََشَ ٱللََّّ َٚ ََ ٱيْءَاخِشَ  ْٛ َ١ٌْ ٱ َٚ  َ َْ ٠َشْجُٛا۟ ٱللََّّ ٓ وَا َّ جٌ دَغََٕحٌٌۭ ٌِّ َٛ ِ أعُْ ُْ فِٝ سَعُٛيِ ٱللََّّ َْ ٌىَُ ا ذْ وَا وَث١ِشًٌۭ  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah. 

 

Akhlak memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Akhlak yang 

baik akan membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia yang berakhlak mulia 

dapat menjaga kemuliaan dan kesucian jiwanya, dapat mengalahkan tekanan hawa 

nafsu syahwat syaitaniah, berpegang teguh kepada sendi-sendi keutamaan. 

Menghindarkan diri dari sifat-sifat kecurangan, kerakusan dan kezaliman, suka 

menolong sesama dan makhluk lainnya. 

Akhlak yang baik mengangkat manusia ke derajat yang tinggi dan mulia. 

Sebaliknya akhlak yang buruk akan membinasakan umat manusia. Manusia yang 

mempunyai akhlak yang buruk senang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, 

senang melakukan kekacauan, senang  melakukan perbuatan tercela yang akan 

membinasakan diri dan masyarakat seluruhnya. 

Nabi saw. menegaskan bahwa orang mukmin yang paling bagus akhlaknya 

adalah yang paling baik dan lemah lembut terhadap keluarganya. Penegasan ini 

menunjukkan bahwa orang yang berbuat baik dan lemah lemah lembut kepada 

keluarganya menunjukkan keimanan yang kuat, dan Nabi saw. adalah orang yang paling 

baik kepada keluarganya, sebagaiman riwayat dari Aisyah ra. yang berbunyi:  

 ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللََّّ ْٓ ػَائشَِحَ لَاٌرَمَايَ سَعُٛيُ اللََّّ ُْ فَذػَُُٖٛ  ػَ اخَ صَادِثىُُ َِ إِراَ  َٚ  ٍِٟ ْ٘ َ أََٔا خ١َْشُ لِأ َٚ  ِٗ ٍِ ْ٘ َ ُْ لِأ ُْ خ١َْشُوُ َُ خ١َْشُوُ عٍََّ َٚ
33
 

Artinya: 

Dari Aisyah dia berkata, bersabda Rasulullah saw. Sebaik-baik kalian adalah 

yang paling baik pada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik pada 

keluarku, apabila ada sahabat kalian yang meninggal maka datangilah. (HR. al-Tirmizi) 

 

Perbuatan baik Nabi dan sikap lemah lembut beliu kepada keluarga 

ditunjukkan melalui perbutan dan ucapan. Nabi saw. meskipun sibuka dengan  tugas-

tugas pemerintahan dan tarbiyat (pendidikan), waktu beliau adalah sangat berharga.  

                                                           
33

Op, cit.,  Al-Tirmizi, Juz 12, h. 399 
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sibuk dalam ibadah-ibadah, namun, dalam keadaan demikian, beliau biasa membantu 

pekerjaan di rumah istri-istri beliau dengan baik sekali. Aisyah ra meriwayatkan, 

pada waktu manapun beliau ada di rumah, beliau  selalu sibuk membantu 

menyelesaikan pekerjaan di rumah. Bila tidak ada tugas-tugas lainnya, beliau takkan 

kosong dari pekerjaan-pekerjaan di rumah. Beliau  menambal sulam sendiri pakaian 

beliau yang sudah robek,  memerah susu kambing. Jika terlambat tiba di rumah, 

beliau saw mempersiapkan makanan untuk beliau saw sendiri dan tidak 

membangunkan orang-orang di rumah.  

Nabi menunjukkan rasa sayangnya kepada istri, Aisyah ra. dengan 

memanggil Aisyah dengan sebutan Humairah, atau memanggil Aisyah dengan nama 

yang dipendekkan, Aisy. Beliau biasa mencium kedua cucunya dan bermain bersama 

dengan menggendongnya di atas punggung beliau. Sikap dan ucapan beliau itu 

menjukkan betapa Nabi sangat berlaku baik kepada istri dan keluarganya, di mana 

pada waktu itu sebelumnya orang Arab masih memperlakukan kaum wanita dengan 

kasar.  

Dengan sikap baik dan lemah lembut kepada keluarga akan menimbulkan 

rasa saling sayang menyayangi di antara keluarga sehingga tercipta keluarga yang 

bahagia dan sejahtera. 

H. Kesimpulan 

Dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Keimanan seorang muslim dapat diukur dari akhlaknya. 

2. Kebagusan akhlak menunjukkan keimanan yang kuat, sebaliknya kejelekan 

akhlak menunjukkan keimanan yang lemah. 

3. Posisi akhlak dalam Islam sejajar dengan posisi keimanan 

4. Akhlak yang paling utama kepada sesama manusia adalah berbuat baik dan 

bersikap lemah lembut kepada keluarga.   
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