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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama huruf latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 

 ب

 

ba 

 

b 

 

Be 

 

 ت

 

ta 

 

t 

 

Te 

 

 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 

 ج

 

Jim j 

 

Je 

 

 ح

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 

 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 

 د

 

dal 

 

d 

 

De 

 

 ذ

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 

 ر

 

ra 

 

r 

 

Er 

 

 ز

 

z{ai 

 

z 

 

Zet 

 

 س

 

sin 

 

s 

 

Es 

 

 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 

 ص

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 

 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 

 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 

 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 

 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 

 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 

 ف

 

fa 

 

f 

 

ef 

 

 ق

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 

 ك

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 

 ل

 

lam 

 

l 

 

el 

 

 م

 

mim 

 

m 

 

em 

 

 ن

 

nun 

 

N 

 

en 

 

 و

 

wau 

 

w 

 

we 

 

 هـ

 

ha 

 

h 

 

ha 

 

 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 

 ى

 

ya 

 

y 

 

Ye 

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

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

(’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
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tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كيَْفََ 

 haula : هَوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

Nama Huruf Latin Nama 
Tanda fath}ah a a  َا 

kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i َِْـى 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَِْ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

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

d}ammah dan wau ُـو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

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

u dan garis di atas 

 ـى
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 qi>la : قِيْلََ 

 yamu>tu : يمَُوْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةَُالَأطْفَالَِ

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَلمَْدِينَْةَُاَلفَْاضِلةََُ

 al-h}ikmah : اَلحِْكْمَةَُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َّناََ  <rabbana : رَب

يْناََ  <najjaina : نجََّ

 al-h}aqq : اَلحَْقَّ

مََ  nu“ima : نعُِّ

 aduwwun‘ : عدَُوَ 

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

kasrah (َّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
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Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : علَِىَ 

َ  Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىى 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال 

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسَُ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّ

لزَْلةََ  al-zalzalah (az-zalzalah) : اَلزَّ

 al-falsafah : اَلفَْلسَْفَةَ

 al-bila>du : اَلبْلَادَُ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تأَمُْرُوْنََ

 ‘al-nau : اَلنَّوْعَُ

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أُمِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
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kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِِللهَِ  di>nulla>h دِيْنَُاللهَِ

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هُمَْفِيَْرَحْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
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pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

as. = ‘alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

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

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

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

 

Nama : Masda Indah Sri Sari 

NIM : 30700116047 

Judul : Shalat di Rumah bagi Wanita Perspektif Hadis Nabi saw. 

(Suatu Analisis kritik dan implementasinya terhadap Riwayat 

Ibnu al- Mus\anna>) 

 

Skripsi ini membahas mengenai Shalat di Rumah bagi Wanita Perspektif 

Hadis Nabi saw. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana kualitas hadis tentang 

shalat di rumah bagi wanita?, bagaimana kandungan hadis tentang shalat di rumah 

bagi wanita?, serta bagaiamana implementasi hadis terkait dengan shalat di rumah 

bagi wanita?. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hadis serta 

pemahaman kandungan hadis  dan implementasi hadis tentang shalat di rumah bagi 

wanita dalam perspektif Islam. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode takhri@j yang 

menganalisis (tahli@>li>@) kandungan hadis dengan menggunakan pendekatan ilmu 

hadis, pendekatan sejarah (historis), pendekatan bahasa dan teknik interpretasi 

tekstual, intertekstual, dan kontekstual. Penelitian ini juga merupakan penelitian 

pustaka.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis ini diriwayatkan melalui 7 

jalur dengan 5 periwayat. Pada jalur yang di teliti adalah Abu Da>ud dan 

periwayatnya adalah Ibn al-Mus\anna>. Dengan berdasarkn kaedah keshahihan hadis 

yaitu menggunakan kritik sanad dan kritik matan maka hadis tersebut dinilai 

shahih. Kandungan hadis riwayat Abu Da>ud nomor 482 tentang shalat di rumah 

bagi wanita ini menjelaskan bahwa wanita shalat di ruangan yang paling kecil 

dalam rumahnya itu lebih utama karena semakin tersembunyi tempat shalatnya 

maka semakin afdhal shalatnya.  

Implikasi skripsi ini peneliti berharap memberi pemahaman kepada 

masyarakat khususnya wanita bahwa shalat berjamaah di masjid tidak di larang 

tapi sebaiknya wanita shalat di rumah untuk menjauhi fitnah, mengutamakan 

keselamatan dan menghindari kejahatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-quran dan Hadis Nabi banyak menyuruh umat Islam untuk shalat 

berjama’ah. Salah satu ayat Al-quran menyuruh umat Islam berjama’ah adalah 

Al-qur’an surah Al-Baqarah Ayat 43: 

 وَاقَ يْمُواِالصَّلٰوةَِوَاٰتُواِالزَّكٰوةَِوَاركَْعُوْاِمَعَِالر كٰ ع يْنَِ
Terjemahan:  

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang 
yang ruku'.1 

Perintah shalat  pada ayat di atas di kaitkan dengan kata ruku’, hal ini 

menunjukkan supaya ruku’ dalam shalat di kerjakan secara bersama-sama,  yang 

mengandung makna mengerjakan shalat secara berjama’ah2. Selain ayat di atas, 

hadis Nabi juga banyak menyuruh umat Islam agar shalat berjamaah ke Mesjid. 

Shalat sebagai  tiang agama dan merupakan rukun kedua dari rukun Islam 

yang lima, adalah kewajiban yang agung dan sangat ditekankan bagi setiap 

muslim  mengingat kedudukannya yang sangat penting diantara ibadah-ibadah 

makhḍah lainya, karena selain berfungsi menjadi alat pembeda antara hamba 

Allah swt. dengan orang kafir, juga sebagai sarana untuk mengingat Allah. 

Makna shalat yang dalam bahasa ‘Arab yang merupakan bentuk mufrad 

(tunggal)  dari kata ṣalawāt secara bahasa berarti do’a berdasarkan firman Allah 

swt. dalam QS.  At-Taubah (9:103). Sedangkan menurut istilah dimaksudkan 

dengan perkataan dan perbuatan  yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan 

                                                             
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n  dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil qur’an, 2009), 

h. 7.  
2 Muhammad Amin, “Makna Hadis Anjuran Perempuan Shalat Berjemaah Ke Masjid dan 

Shalat Di Rumah”, Jurnal Tazkir, Vol. 01 No.2. 2015. h. 158 
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salam dengan syarat-syarat khusus berikut gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan 

tertentu3. 

Mengingat kedudukan shalat dalam agama Islam sebagai ibadah  yang 

menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, 

umat muslim di wajibkan untuk melaksanakan perintah Allah yaitu melaksanakan 

ibadah shalat. 

Shalat adalah ibadah pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada para 

hamba-Nya. Perintah kewajibannya disampaikan langsung oleh Allah “Tanpa 

perantara” melalui dialog dengan Rasul-Nya pada malam Mi‟raj. Mengingat 

betapa pentingnya shalat dalam Islam, maka kaum Muslimin diperintahkan 

menjaga dan mengerjakannya, baik ketika di rumah maupun saat perjalanan, di 

waktu damai maupun kala peperangan4. 

Shalat dapat dilakukan sendirian dan dapat pula diselenggarakan secara 

berjama’ah.5  Sedang shalat berjama’ah jauh lebih afdhal karena di dalamnya 

terdapat perasaan ukhuwah dan menambah semangat beribadah, dalam suasana 

teratur di bawah pimpinan seorang imam. 

Bagi laki-laki, shalat lima waktu berjama’ah di masjid lebih baik daripada 

shalat berjama’ah di rumah, kecuali salat sunnah, maka di rumah lebih baik. Bagi 

perempuan, shalat di rumah lebih baik karena hal ini lebih aman bagi mereka. 

Wanita Muslimah yang lurus harus beribadah kepada Rabb-Nya dengan 

semangat yang tinggi, karena dia mengetahui bahwa dia diberi kewajiban untuk 

melaksanakan amalan-amalan yang sudah diatur syariat dan kewajiban Allah 

                                                             
3Hading dan Muhammad Yahya, “Hadis Tentang Afdhalnya Wanita Shalat Di Rumah”, 

Jurnal Al-Kalam, Vol. IXNo.2. 2017. h. 184 
4Ameriyan Saputra, Skripsi: “Shalat Berjama’ah Sebagai Sarana Internalisasi Dakwah Bil 

Halal” (Lampung: IAIN Metro, 2018), h. 15. 
5 Imam Hambali, Khusyuk Sholat Kesalahan-Kesalahan Dalam Sholat Dan Bagaimana 

Memperbaikinya, alih bahasa oleh Sudarmadji, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2004), Cet. Ke-1, h. 123. 
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terhadap setiap orang Muslim dan Muslimah6. Maka sudah barang tentu dia harus 

melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam dan rukun-rukunnya dengan cara yang 

baik, tidak memilih-milih jenis ibadah yang ringan, tidak meremehkan dan tidak 

pula berlebih-lebihan. 

Islam telah memberikan keringanan kepada wanita untuk tidak mengikuti 

shalat jama’ah di masjid. Tapi pada waktu yang sama Islam juga 

memperbolehkannya keluar ke masjid untuk mengikuti shalat jama’ah. Begitulah 

yang pernah dikerjakan sahabat wanita yang shalat di belakang Rasulullah saw7. 

Meski perempuan tidak dilarang untuk melaksanakan shalat berjamaah di 

masjid tetapi banyak di kalangan ulama yang merekomendasikan bagi perempuan 

untuk lebih baik melaksanakan shalatnya di rumah, bahkan diruang yang 

tertutup8, sebagaimana sabda Nabi saw: 

 

ثَـنَاِهَمَّامٌِعَنِْقَـتَادَةَِعَنِْ ثَـهُمِْقاَلَِحَدَّ مٍِحَدَّ ثَـنَاِابْنُِالْمُثَـنَّىِأَنَِّعَمْرَوِبْنَِعَاص  حَدَّ
ِاللَّه ِعَن ِالنَّب ى  ِ–صلىِاللهِعليهِوسلم-ِقاَلَِ

ِعَنِْعَبْد  مُوَر  قٍِعَنِْأبَ ىِالَأحْوَص 
»صَلاةَُِالْمَرْأةَ ِف ىِبَـيْت هَاِأفَْضَلُِم نِِْصَلاتَ هَاِف ىِحُجْرتَ هَاِوَصَلاتَُـهَاِف ىِمَخْدَع هَاِ

 أفَْضَلُِم نِْصَلاتَ هَاِف ىِبَـيْت هَا«ِ]رواهِأبوِداودِ:الصلاة:ِالتشديدِفىِذلك:ِ
Artinya:  

Ibnu al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami bahwa Amr bin ‘Ashim 
telah menceritakan kepada mereka, ia berkata; Hammam telah 
menceritakan kepada kami, diriwayatkan dari Qatadah, diriwayatkan dari 
Muwarriq, diriwayatkan dari Abu al-Ahwash, diriwayatkan dari Abdullah, 
dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Shalatnya 
seorang wanita di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di aula 
rumahnya, dan shalatnya wanita di bilik kamarnya adalah lebih utama 

                                                             
6 Muhammad Ali Al-Hasyimy, Jatidiri Wanita Muslimah, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), h. 27 
7 Muhammad Ali Al-Hasyimy, Jatidiri Wanita Muslimah, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), h. 29 
8  Eni Zulaiha, “Gender Dalam Bingkai Theology Islam”, Jurnal Ilmiah Agama Dan 

Wawasan Sosial Budaya, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013, h. 31 
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daripada shalatnya dirumahnya  [HR. Abu Dawud; kitab as-Shalah, bab at-
Tasydid fi Dzalik. Hadis no. 482]9. 

Berkenaan dengan masalah perempuan dan masjid yang kini banyak sekali 

masalah-masalah yang menjadi perdebatan para ulama yang harus mengalami 

pengkajian lebih mendalam, khususnya dalam hal keutamaan tempat shalat 

perempuan adalah perdebatan mengenai boleh atau tidaknya perempuan shalat di 

masjid dan bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa perempuan 

sebaiknya shalat di rumah saja. 

Kaum muslimin sepakat bahwa shalat wanita di rumahnya lebih baik dari 

pada di masjid. Hal ini sebagai upaya untuk menjauhi fitnah, mengutamakan 

keselamatan dan menghindari kejahatan10. 

Permasalahan anjuran perempuan shalat berjamaah dan shalat di rumah 

bukan hanya dilihat dari sisi umur, yang tua ke Mesjid dan yang muda di rumah, 

tetapi harus juga di lihat dari sisi kondisi perempuan yang sudah kawin dan yang 

belum karena berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap suami. Kemudian 

perempuan yang memiliki anak kecil, yang mempunyai tanggung jawab untuk 

mengurusnya. Kemudian masalah kecantikannya yang dapat menimbulkan nafsu 

syahwat bagi kaum laki-laki jika ia berjama’ah ke Mesjid11. Kemudian masalah 

perempuan yang sudah terbiasa berkeliling yang tidak memunculkan fitnah bagi 

laki-laki yang memandangnya serta perempuan yang memakai minyak wangi. 

Apabila seorang wanita berpegang teguh kepada etika Islam, seperti 

menjaga rasa malu, menutup aurat, tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian 

dan tidak berbaur dengan para lelaki, maka ia boleh keluar ke masjid untuk 

                                                             
9  Abu> Dau>d Sula>ima>n bin Al-Asy’as As-Sinjista>ni> Al-Azdi>, Sunan Abu Dau>d, Jilid 1 

(Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1418), h.156 
10 Saleh bin al-Fauzan, Mulakhas Fiqh (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi, 2018), h. 289 
11 Muhammad Amin, “Makna Hadis Anjuran Perempuan Shalat Berjemaah Ke Masjid dan 

Shalat Di Rumah”, Jurnal Tazkir, Vol. 01 No.2. 2015. h.160 
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mengikuti shalat jama’ah dan mendengarkan ceramah agama. Akan tetapi lebih 

baik baginya untuk tetap di rumah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada pembahasan sebelumnya, maka pokok 

masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Islam memaknai permasalahan terkait 

shalat di rumah bagi wanita, dengan menggunakan hadis Nabi yang berkaitan 

dengan shalat di rumah bagi wanita”. Untuk dapat membahas secara rinci dan 

lebih terarah, maka dapat dibagi sub masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas hadis tentang shalat di rumah bagi wanita? 

2. Bagaimana kandungan hadis tentang shalat di rumah bagi wanita? 

3. Bagaimana implementasi hadis terkait dengan shalat di rumah bagi wanita? 

C. Pengertian Judul 

Adapun judul dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Shalat di Rumah 

bagi Wanita Perspektif Hadis Nabi SAW (Analisis Tah{li>li>). Agar tidak terjadi 

salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka peneliti akan menjelaskan 

beberapa variabel penting yang ada pada judul sebagai berikut: 

1. Shalat 

Shalat merupakan rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah SWT. 

wajib dilakukan oleh setiap muslim mukalaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan 

tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 

2. Rumah 

Salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu 

tertentu buat setiap orang atau buat setiap makhluk hidup. 

3. Wanita  

https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_tinggal
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Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk manusia yang berjenis 

kelamin perempuan, kata “wanita” berasal dari  kata sansekerta, sama seperti kata 

“perempuan” yang memiliki makna relative sama. 

4. Perspektif 

Perspektif dalam KBBI dimaknai dengan cara melukiskan suatu benda dan 

lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata 

dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); sudut pandang; pandangan.12 

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji bagaimana sudut pandang hadis 

terkait permasalahan Pelaksanaan Shalat di Rumah bagi Wanita.  

5. Hadis Nabi 

Hadis secara bahasa berarti “sesuatu yang dibicarakan dan dinukil”,13 Kata 

hadis berasal dari bahasa Arab yaitu, al-Ha{di>s\, bentuk pluralnya adalah al-Aha}>di>s\. 

Menurut Muhmmad ibn Mukrim ibn Manz{u>r al-Afrīqī hadis secara etimologi 

adalah kata yang tersusun atas huruf  h}a, dal, dan s\a  memiliki beberapa arti, antara 

lain sesuatu yang sebelumnya tidak ada (baru). 

Sedangkan secara terminologi ulama berbeda pendapat, menurut ahli hadis 

adalah segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi saw. termasuk ke dalam “ 

keadaan beliau ” segala yang diriwayatkan dalam kitab sejarah, seperti 

kelahirannya, tempatnya dan yang bersangkut paut dengan itu, baik sebelum 

diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Definisi menurut ahli ushul hadis 

adalah segala perkataan, perbuatan dan taqrir Nabi saw. yang bersangkutan dengan 

hukum 14 . Sementara ulama hadis mendefinisikan, hadis adalah apa saja yang 

                                                             

12Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008) h. 1167. 
13  Syaikh Manna Al-Qathan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, (Jakarta Timur: Mkatabah 

Whbah, 2004), h. 22. 
14 Tengku Muhammad Hasbi al-Siddiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 4-5.   

https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
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berasal dari  Nabi saw. yang meliputi empat aspek yaitu qauli> (perkataan), fi'li> 

(perbuatan), taqri>ri> (ketetapan) dan was}fi> (sifat/moral).15 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan peneliti dengan mencari 

pada kitab-kitab hadis, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Kajian pustaka 

dilakukan untuk mengetahui bahwa judul skripsi yang diangkat oleh peneliti belum 

pernah diteliti oleh orang lain, atau telah dibahas oleh orang lain, namun terdapat 

perbedaan spesifik antara hasil karya ilmiyah baik berupa buku, jurnal, tesis dan 

disertasi dengan judul skripsi yang akan dibahas peneliti. 

Penelitian ini berusaha mengungkap hadis tentang shalat di rumah bagi 

wanita, dengan disertai syarah dan pendangan Islam kontemporer terkait masalah 

shalat di rumah bagi wanita. Berikut beberapa karya yang secara umum terkait 

dengan pembahasan mengenai masalah shalat di rumah bagi wanita. 

Taufiq Rahman Ar-Raawy, dengan karyanya “Kajian Hadits Tentang 

Shalat Perempuan di Masjid” didalamnya terdapat kumpulan-kumpulan hadits 

sohih dari kutubu tis’ah tentang perempauan shalat di masjid. Karya ini berisi 

tentang hadits-hadits seputar perempuan shalat di masjid16. 

Inayati Ashriyah, dalam bukunya “Ibadah Ringan Berpahala Besar Untuk 

Wanita” dalam karya ini menulis berbagai hak wanita dalam beribadah, termasuk 

hak perempuan shalat di masjid, dalam buku ini dijelaskan bahwa membolehkan 

wanita shalat di masjid, sedangkan penelitian saya akan menjelaskan tentang 

kandungan dari hadits-hadits tersebut. 

                                                             
15Muh}ammad Jama>l al-Di>n al-Qa>simi>, Qawa>idal-Tah}di>s\(Bairu>t: Da>r al-Kutub al ‘Ilmiyah, 

t.th.), h. 61. Lihat, Idri, Studi Hadis (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010 M), h. 8. 
16 Taufiq Rahman ar-raawy, “Kajian Hadits Tentang Perempuan Shalat Di Masjid”, 

merupakan karya berbentuk artikel untuk pengajian rutin Madrasah Husnul Khotimah 

Kiaracondong. Bandung. 2016, h. 1. 
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Nur Hanafi yang berjudul “Hak keluar rumah bagi wanita menurut surah 

Al-Ahzab ayat 33: Studi instinbat hukum Ibn-Katsir dan AtThabathaba’i”, 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010, 

fakultas syari’ah dan hukum. Penelitian ini mengenai hukum bagi wanita yang 

keluar rumah dalam surat Al-Ahzab ayat 33 menurut Ibn-Katsir dan At-

Thabathaba’I. Penelitian ini ditemukan bahwa: pertama dalam menafsirkan ayat 

ini menurut Ibn-Katsir merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah, 

kecuali jika ada keperluan (hajat). Jika tidak ada keperluan menurutnya; 

perempuan diharuskan berdiam di rumah. Menurut Ibnu Katsir sebab keberadaan 

perempuan di dalam rumah menurut beliau pahalanya dengan jihad di jalan Allah 

(bagi para laki-laki), perempuan adalah aurat, jika perempuan keluar dari 

rumahnya ia akan hilang kehormatannya. Sedangkan penafsiran At-Thabathaba’I 

terhadap ayat tersebut adalah sebutan untuk perempuan menetap di dalam 

rumahnya, namun susunan kalimat dalam satu ayat ini tidak ditujukan khitabnya 

pada kaum wanita secara umum, karena khitab ayat ini secara zahir ditujukan 

khusus kepada istri-istri Nabi saw. Dari segi metodologi penafsiran,penulis 

memahami bahwa Ibn Katsir dan At-Thathaba’I menafsirkan surat Al-Ahzabt ayat 

33 ini dengan bentuk tafsir Alquran bi Alquran atau tafsir bi al-ma’sur dengan 

metode tahlili (analisis). Sedangkan dinilai dengan melihat corak penafsiran Ibn-

Katsir dan AtThabathaba’I tidak memperlihatkan masing-masing coraknya. 

Muhammad Zaenal Arifin, dalam bukunya “Buku Pintar Fiqih Wanita” dan 

Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, dalam bukunya “Hak Dan 

Kewajiban Wanita Muslimah menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah”. Karya-karya 

tersebut menjelaskan tentang kebolehan wanita keluar rumah dan melaksanakan 

shalat berjama’ah di masjid17. 

                                                             
17 Muhammad Zaenal Arifin, Buku Pintar Fiqih Wanita, (Jakarta Timur: Penerbit 

Zaman, 2012), h. 71. 
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E. Metodologi  Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan atau library research, yaitu peneliti 

melakukan penelitian terhadap masalah pelaksanaan shalat di rumah bagi wanita 

perspektif hadis Nabi saw. dengan melihat literatur-literatur yang ada, berupa Al-

qur’an, hadis, buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Dengan tujuan 

untuk menemukan hasil yang komprehensif (luas dan lengkap). 

2. Pendekatan  

Adapaun pendekatan yang digunakan peneliti dalam tulisan ini adalah 

pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang digunakan dengan melihat 

berbagai sudut pandang ilmu, meskipun tidak serumpun. Pendekatan-pendekatan 

ilmu yang digunakan di antaranya sebagai berikut: 

a. Pendekatan Ilmu Hadis, dalam pendekatan ini yang digunakan adalah cabang 

ilmu ma’anil hadis. 

b. Pendekatan sejarah, pendekatan ini digunakan untuk meninjau hadis dari 

sudut tinjauan sejarah serta menganalisisnya dengan menggunakan metode 

analisis sejarah. 

c. Pendekatan bahasa, Pendekatan ini digunakan untuk memperhatikan kaidah-

kaidah bahasa yang berkaitan dengan lafadz hadis yang dikaji, karena dalam 

matan hadis seringkali terdapat aspek-aspek balaghah yang memungkinkan 

mengandung pengertian majazi sehingga berbeda dengan pengertian hakiki.18 

3. Langkah-langkah Penelitian 

Skripsi ini menggunakan metode tah}l>i}li> dengan langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

                                                             
18 Nizar Ali, Memahami Hadits Nabi (Metode dan Pendekatan), (Yogyakarta; YAPI al-

Rahmah, 2001), h. 57. 
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a. Menentukan  matan hadis dengan tidak mengabaikan matan hadis lain yang 

semakna. 

b. Menjelaskan kualitas hadis. 

c. Menerangkan hubungan antara hadis dengan ayat-ayat atau hadis yang 

berkaitan. 

d. Menjelaskan kandungan hadis. 

4. Sumber dan Pengumpulan Data 

Sumber data terdiri atas dua, yatu data primer atau sumber utama dan data 

sekunder sebagai sumber kedua atau sumber pendukung. Adapun data primer dari 

penelitian ini adalah hadis tentang pelaksanaan shalat di rumah bagi wanita 

perspektif hadis Nabi saw. Data sekunder dari penelitian ini adalah ayat-ayat al-

Qur’an, berbagai kitab hadis dan syarahnya, buku, jurnal, artikel, dan kamus yang 

terkait dengan masalah pelaksanaan shalat di rumah bagi wanita.  

F. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang shalat di rumah bagi wanita. 

b. Untuk mengetahui kandungan hadis tentang shalat di rumah bagi wanita.  

c. Untuk mengetahui implementasi hadis terkait dengan shalat di rumah bagi 

wanita. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan 

sumbangsih terhadap kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah shalat 

di rumah bagi wanita. 
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b. Secara praktis, penulis berharap dalam penelitian ini mampu dijadikan sebuah 

khazanah pengetahuan khususnya bagi umat Islam mengenai masalah yang 

berkaitan tentang pelaksanaan shalat di rumah bagi wanita, sehingga dapat 

dijadikan pijakan dan memahami tentang masalah pelaksanaan shalat di 

rumah bagi wanita dalam perspektif Islam melalui hadis Nabi saw. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Shalat Wanita di Rumah 

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun yang 

sangat ditekankan (utama) setelah dua kalimat syahadat19. Shalat ialah menghadap 

kepada Allah swt. sebagai ibadah, berupa beberapa ucapan dan perbuatan, yang 

diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan sesuai dengan syarat yang 

telah di tentukan syara20. Shalat mencakup berbagai macam ibadah yaitu zikir 

kepada Allah, membaca kitab Allah, berdiri di hadapan Allah, rukuk, sujud, shalat, 

tasbih, dan takbir21. 

Menurut bahasa, shalat berarti الدعاء (doa) atau rahmat22. Sebagaimana 

tertera di dalam firman Allah Swt surah At-Taubah ayat 103: 

يعٌِعَل يم  إ نَِّصَلَوٰتَكَِسَكَنٌِلَّهُمِِْۗوَٱللَّهُِسَم 
Artinya: 

 Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui23. 

  Doa yang dimaksud disini adalah doa dalam hal kebaikan. Dari makna 

kebahasan tersebut dapat dipahami bahwa bacaan dalam shalat merupakan 

rangkaian doa dari seorang muslim kepada Allah SWT24. Sedangkan pengertian 

shalat menurut syar’i adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan atau gerakan dan 

                                                             
19 Syaikh Muhammad Fadh & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Sifat Wudhu & Shalat Nabi 

SAW, Penerjemah: Geis Umar Bawazier, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), cet. ke-1, h. 75. 
20 Muhammad Ali, Fiqih, (Metro: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 15. 
21 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, Penerjemah, Khairul 

Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, h. 277. 
22 Syakir Jamaluddin, Shalat Sesuai Tuntutan Nabi Saw: Mengupas Kontroversi hadis 

Sekitar Shalat, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2009), h. 41. 
23 Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n  dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil qur’an, 2009), 

h. 203. 
24  Ahmad Muhaimin Azzet, Tuntunan Shalat Fardhu & Sunnah (Jogjakarta: Darul 

Hikmah, 2010), h. 17 
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perkataan atau ucapan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri 

dengan salam25. 

 Dalam hadits dijelaskan bahwa shalat berjamaah lebih baik daripada shalat 

sendiri-sendiri dan shalat berjamaah di masjid lebih baik daripada shalat di rumah 

atau di pasar. Selain itu, shalat wajib di masjid lebih utama daripada di tempat 

lain. 

 Akan tetapi, ada hadits lain khususnya bagi wanita bahwa shalat di rumah 

lebih baik daripada di masjid. Darisini timbul pertanyaan, bagaimana jika wanita 

shalat di masjid? Apakah juga mendapatkan keutamaan, atau shalatnya 

dirumahnya lebih utama?26. Sebagaimana hadits berikut yang menjelaskna bahwa 

yang terbaik bagi wanita adalah shalat di rumah. Dalam hadits  lain, Nabi juga 

mengatakan bahwa wanita tidak wajib pergi berjamaah ke masjid, bahkan Nabi 

mengatakan tempat terbaik bagi wanita untuk sujud (shalat) adalah di rumah. Hal 

ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam riwayat Imam Ahmad sebagai 

berikut: 

د ِالن  سَاء ِقَـعْرُِبُـيُوت ه نِ ِأنََّهُِ قاَلَِخَيـْرُِمَسَاج   
Artinya: 

Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka 
(HR. Ahmad)27. 

 Hadis penguat bahwa perempuan lebih utama shalat di rumah sebagaimana 

di riwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebagai berikut: 

ثَـنَاِهَمَّامٌِعَنِْ ثَـهُمِْقاَلَِحَدَّ مٍِحَدَّ ثَـنَاِابْنُِالْمُثَـنَّىِأَنَِّعَمْرَوِبْنَِعَاص  حَدَّ
ِاللَّه ِعَن ِالنَّب ى  ِ–صلىِاللهِعليهِ

ِعَنِْعَبْد  قَـتَادَةَِعَنِْمُوَر  قٍِعَنِْأبَ ىِالَأحْوَص 
وسلم-ِقاَلَِ»صَلاةَُِالْمَرْأةَ ِف ىِبَـيْت هَِاِأفَْضَلُِم نِْصَلاتَ هَاِف ىِحُجْرتَ هَاِوَصَلاَِتُـهَاِف ىِ

                                                             
25 Mustafa Kemal Pasha, Fikih Islam (Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2003), h. 35. 
26 Ilham Mustafa, “Perempuan Shalat di Masjid (Tinjauan Syarah Hadis Ibn Hajar dan Ibn 

Rajab”, HUMANISMA: Journal of Gender Studies, Vol. 1, No.2. 2017. h. 25 
27 Abu> Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hila>l bin Asad Al-Sayba>ni>, 

Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal, Juz 44 (t.t.p: Muassasatu Al-Risalah, 2001), h. 164 
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مَخْدَع هَاِأفَْضَلُِم نِْصَلاتَ هَاِف ىِبَـيْت هَا«ِ]رواهِأبوِداودِ:الصلاة:ِالتشديدِفىِ
 ذلك:

Artinya: 

Ibnu al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami bahwa Amr bin ‘Ashim 
telah menceritakan kepada mereka, ia berkata; Hammam telah 
menceritakan kepada kami, diriwayatkan dari Qatadah, diriwayatkan dari 
Muwarriq, diriwayatkan dari Abu al-Ahwash, diriwayatkan dari Abdullah, 
dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Shalatnya 
seorang wanita di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di aula 
rumahnya, dan shalatnya wanita di bilik kamarnya adalah lebih utama 
daripada shalatnya dirumahnya  [HR. Abu Dawud; kitab as-Shalah, bab at-
Tasydid fi Dzalik. Hadis no. 482]28. 

Dibolehkannya bagi seorang wanita untuk shalat berjamaah dengan laki-

laki itu tidak wajib, tanpa membedakan antara seorang gadis dan orang tua, jika 

dia konsisten dengan etika syariat dan keluarnya wanita itu tidak menyebabkan 

mafsadat syar’i.  

Namun, jika keluarnya wanita untuk shalat berjamaah menyebabkan 

kemafsadatan baik dari sisi mereka maupun orang lain, maka dilarang bagi mereka 

untuk keluar karena keluarnya wanita untuk melaksanakan shalat berjamaah itu 

hukumnya boleh, sedangkan menjauhi kemafsadatan itu hukumnya wajib. Maka 

dari itu hal-hal yang wajib didahulukan dari hal-hal yang dibolehkan29. Seperti 

hadits Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Hanafiyah 

menuliskan dalam kitabnya Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai' sebagai berikut:  

خروجهنِإلىِالجماعاتِفتنة)أما(ِالنساءِفلًانِ  

 

 

 

Artinya: 

                                                             
28 Abu> Dau>d Sula>ima>n bin Al-Asy’as As-Sinjista>ni> Al-Azdi>, Sunan Abu Dau>d, Jilid 1 

(Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1418), h.156 
29 Mahmud al-Dausary, Beda Pria dan Wanita dalam Shalat (E-book), h. 28. 
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(Adapun) wanita (dilarang menghadiri jama’ah di masjid) dikarenakan 
keluarnya mereka untuk menghadiri jama’ah dianggap sebagai suatu fitnah 
(mendatangkan kemudhorotan)30. 

Wanita pada dasarnya tidak dilarang ke masjid, dalam arti hukumnya 

boleh, tetapi dengan syarat yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam haditsnya, 

seperti tidak boleh memakai wewangian, perhiasan, apalagi membuka auratnya. 

Juga tidak boleh memakai sesuatu yang menimbulkan bunyi yang mengundang 

telinga untuk mendengarnya, atau pakaian yang mencolok mata yang menarik 

perhatian orang, tidak berdesak-desakan dengan laki-laki di jalan, tempat lewatnya 

adalah jalan yang aman dari gangguan, dan memiliki izin wali atau suaminya dan 

juga tidak menimbulkan mudharat di rumah seperti anaknya yang masih kecil31. 

Kebolehan wanita keluar atau ke masjid dengan mencantumkan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh wanita, seperti yang diungkapkan juga oleh Imam Nawawi 

berikut ini32: 

1. Wanita yang pergi ke masjid jangan mengenakan wangi-wangian atau 

parfum.  

2. Para wanita juga dilarang menggunakan perhiasan.  

3. Para wanita jangan memakai gelang kaki yang berbunyi.  

4. Para wanita tidak berpakaian yang megah dan mewah (menyolok).  

5. Para wanita tidak bercampur baur dengan laki-laki.  

6. Para wanita tidak menyerupai laki-laki atau seumpamanya, yang dapat 

mendatangkan fitnah.  

Keterangan ini didukung oleh hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh 

Abu Hurairah: 

د ِلمَِْتُـقْبَلِْلَهَاِصَلَاةٌِ لَِحَِِأيَُّمَاِامْرأَةٍَِتَطيَـَّبَتِْثمَُِّخَرَجَتِْإ لَىِالْمَسْج  ْْتَس  تَّىِتَـ  
                                                             

30  `Alau al-Din al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai', Dar al-Kuttab al-

`Arabiy, 1433 H , jilid 1 h. 155 
31 Ilham Mustafa, “Perempuan Shalat di Masjid (Tinjauan Syarah Hadis Ibn Hajar dan Ibn 

Rajab”, HUMANISMA: Journal of Gender Studies, Vol. 1, No.2. 2017. h. 32 
32 Muhammad ‘Athiyah Khumais, Fiqih Wanita tentang Salat, h. 105-106. 
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Artinya:  

Bahwasanya perempuan mana saja yang memakai wewangian kemudian 
keluar ke masjid, maka shalatnya tidak diterima oleh Allah sampai dia 
mandi33. 

 Untuk menentukan kebolehan atau tidak perempuan shalat berjamaah ke 

Mesjid dalam konteks terkini, tergambar dari beberapa kriteria perempuan, yaitu34: 

1. Perempuan tua adalah yang telah lanjut usia, dimana kaum laki-laki tidak 

memungkinkan lagi memiliki kebutuhan kepadanya. Maka perempuan tua 

ini hukumnya seperti laki-laki. Ia boleh keluar ke Mesjid menunaikan shalat 

fardhu, ikut majlis zikir dan ilmu, keluar melaksanakan shalat id, Istisqa, 

menghadiri jenazah keluarga atau kerabatnya, ataupun menyelesaikan 

kebutuhannya. 

2. Perempuan yang berkeliling adalah perempuan yang telah sering keluar, 

namun tidak memutuskan sama sekali ketertarikan kaum laki-laki 

kepadanya. Perempuan ini boleh keluar ke Mesjid untuk melaksanakan 

shalat fardhu dan menghadiri majlismajlis zikir dan ilmu, tetapi tidak boleh 

terlalu sering keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Ia di makruhkan 

dalam hal ini. 

3. Seorang gadis yang tidak menarik perhatian anak muda, maka ia boleh 

keluar ke Mesjid untuk menunaikan shalat fardhu secara berjemaah, 

melayat jenazah keluarga dan kerabatnya, dengan syarat jangan memakai 

minyak wangi. 

4. Seorang gadis yang menarik perhatian pemuda (gadis cantik). Maka ia 

memiliki pilihan. Namun sebaiknya ia tidak harus keluar. Jika perempuan 

yang cantik tersebut dapat menutup semua aurat-nya atau ia keluar tatkala 

hari sudah atau masih gelap (mengerjakan shalat subuh, maghrib dan isa) 

                                                             
33 Al Maktabah Asy Syamilah, Sunan Ibnu Majah, Bab fitnah an nisa’, Juz 12, h 5. 
34 Muhammad Amin, “Makna Hadis Anjuran Perempuan Shalat Berjemaah Ke Masjid 

dan Shalat Di Rumah”, Jurnal Tazkir, Vol. 01 No.2. 2015. h. 168 



 
 

17 
 

maka bolehlah ia keluar berjamaah shalat di Mesjid. Tetapi jika tidak dapat 

menutup auratnya maka lebih baik ia shalat di rumahnya. 

5. Seorang Ibu yang memiliki anak kecil, sebaiknya ia shalat di rumah untuk 

menghindari ketidak khusu’kannya tatkala ia mendengar tangisan bayi. 

6. Perempuan yang telah lemah lebih baik shalat di rumahnya. 

Secara fitrah, perempuan diciptakan untuk melakukan aktivitasnya di 

rumah jaga anak dan suami, ciptakan kedamaian dan sebisa mungkin jangan keluar 

rumah. Untuk mewujudkannya Allah SWT membebani laki-laki untuk mencari 

nafkah agar perempuan tetap tinggal di dalam rumah dan hidup sesuai kodratnya.  

B. Kedudukan Shalat dalam Islam 

Shalat merupakan salah satu indikator keimanan sehingga dalam Al-

Qur’an, Allah selalu menggandengkan perintah shalat dengan iman35. Seperti 

dalam Q.S Al-Baqarah ayat 3: 

ِوَِيـُق يْمُوْنَِالصَّلٰوةَِوَِم مَّاِرَزَقْنِٰ يَْب  فِ قُوْنَِيُـنِِْمِْھالَّذ يْنَِيُـؤْم نُـوْنَِب الْْ  
Terjemahan:  

(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan shalat, dan 
menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S Al-
Baqarah:3)36. 

Shalat merupakan ibadah yang istimewa karena perintah shalat diterima 

langsung oleh Nabi Muhammad SAW. dari Allah SWT. ketika dia melakukan Isra’ 

Mi’raj. Begitu istimewanya kedudukan shalat dalm Islam, Allah juga akan 

memberikan pahala yang istimewa bagi kita yang selalu melakukannya37. Pahala 

bagi orang yang shalat disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW. diantaranya 

yaitu: 

                                                             
35 Nurul Asmayani, Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab, (Jakarta: Kompas Gramedia, 

2018) h. 119 
36 Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n  dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil qur’an, 2009), 

h. 3. 
37 Nurul Asmayani, Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab, (Jakarta: Kompas Gramedia, 

2018) h. 120 
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كَِانَتِْلهَُِنوُراًِوَبُـرْهَاناًِوَنَجَاةًِيَـوْمَِالْق يَامَة ِوَمَنِْلمَِْيُحَاف ظِْ هَا مَنِْحَافَظَِعَلَيـْ
هَاِلَمِْيَكُنِْلهَُِنوُرٌِوَلََِبُـرْهَانٌِوَلََِنَجَاةٌِوكََانَِيَـوْمَِالْق يَامَة ِمَعَِقاَرُونَِوَف رْعَوْنَِ عَلَيـْ

ِبْن ِخَلَِ فٍِوَهَامَانَِوَأبَُي    
Artinya: 

Barangsiapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti dan 
keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barangsiapa yang tidak menjaganya 
maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat 
dan ia akan tinggal bersama Qorun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf.38 

Adapun kedudukan shalat yang sangat penting dalam Islam, diantaranya 

adalah: 

a.) Shalat sebagai tiang agama 

Sebagaimana diketahui di kalangan umat Islam yang sudah menjadi 

kenyakinan bahwa shalat adalah tiang agama. Shalat telah menjadi pembatas antar 

Islam dan non-Islam. Islam tidak memberikan sifat ini terhadap shalat dan tidak 

menjadikannya sebagai tiang agama, melainkan karena kedudukannya yang tinggi, 

keagungan nilainya, dan besar keutamaannya di sisi Allah SWT. sebagaimana 

telah di sabdakan oleh Rasulullah SAW, sebagai berikut: 

Shalat adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikan shalat, maka 

sesungguhnya ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan 

shalat, maka sesungguhnya ia meruntuhkan agama. 

b.) Pengaruh positif terhadap kejiwaan 

Shalat yang dilakukan dengan sempurna, disertai dengan khusyuk akan 

memancarkan cahaya dalam jiwa, mengajarkan seorang muhalli tentang cara 

‘ubudiyah yang baik’ dan menjalankan kewajibanya terhadap Allah swt. Shalat 

juga dapat menghiasi dan memperindah seseorang yang memiliki akhlak (budi 

pekerti) yang tinggi, seperti sidi (benar), amanah (dapat dipercaya), qana’ah 

(menerima), al wafa’ (menepati janji). “Orang yang sahlat ketika menghadap betul 

                                                             
38 Abu> Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hila>l bin Asad Al-Sayba>ni>, 

Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal, Juz 11  ( t.t.p: Muassasatu Al-Risalah, 2001), h. 141. 
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Tuhannya dan hatinya hadir maka Allah akan mengagungkannya dan di dalam 

hatinya akan dipenuhi rasa takut kepada Allah, rasa rendah hati dan rasa malu 

kepada Allah dengan sungguh-sungguh”39. 

c.) Shalat sebagai pengobat hati 

Shalat merupakan ibadah yang paling besar, karena dalam shalat terdapat 

simbol tiga kegiatan dan kekuatan, yaitu tubuh, akal, dan ruh (jiwa)40. Oleh karena 

itu, jika shalat benar-benar dihayati maka akana mampu memancarkan cahaya di 

hati, sebab shalat merupakan penghubung antara hamba dengan Tuhannya. 

Mendirikan shalat berarti mencerminkan rasa aman sebagai tanda syukur kepada 

Allah swt. yang tak terhitung nilainya. 

Meninggalkan shalat identik dengan memutuskan hubungan dengan 

pencipta alam semesta, pemutusan ini berdampak buruk dan pahit baik di dunia 

maupun di akhirat41. Meninggalkan shalat berarti memutuskan hubungan dengan 

Allah swt. mengakibatkan tertutupnya rahmat dari-Nya, terhentinya aliran 

nikmat-Nya, berhentinya uluran kebaikan-Nya dan juga berarti mengingkari fadhal 

(keutamaan) dan kebesaran Allah swt. 

d.) Shalat memperoleh pengampunan dari Allah swt 

Seseorang yang selalu mengerjakan shalat secara khusyuk, pasti akan 

mendapatkan ampunan dari Allah dan dapat di tentukan bahwa ia akan mendapat 

perlakuan yang bahagia, memuaskan di dunia dan di akhirat, semua itu tidak lain 

karena selama hidupnya ia selalu berdoa dan mengingat  Allah swt., selalu 

memuliakan-nya dengan kerendahan jiwa dan raga, juga dengan hati yang 

senantiasa terhubung dengan Allah swt. melalui do’a. 

 

                                                             
39 Imam Musbikin, Rahasia Shalat Khusyu’, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2007, h. 16 
40 Imam Musbikin, Rahasia Shalat Khusyu’, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2007, h. 14 
41 M.S. Khalil, Tata Cara Shalat Nabi, (Bantul: Izzan Pustaka, 2006) h. 33 
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C. Pandangan Ulama tentang Shalat di Masjid 

Secara etimologis, masjid diambil dari kata sujud yang berarti taat, patuh, 

tunduk dengan hormat dan takzim 42 . Mengingat akar katanya yang berarti 

ketundukan dan ketaatan, maka pengertian masjid adalah tempat melakukan 

segala aktivitas (tidak hanya shalat) sebagai wujud ketaatan kepada Allah semata. 

Sedangkan secara terminologis, dalam hukum Islam (Fiqh), sujud berarti 

meletakkan dahi beserta ujung hidung (tulang T), kedua telapak tangan, lutut, dan 

jari kaki ke tanah, yang merupakan salah satu rukun shalat. 

Dari pengertian istilah sujud di atas, masjid dapat diartikan sebagai suatu 

bangunan, gedung atau lingkungan yang mempunyai batas-batas (benteng/pagar) 

yang jelas didirikan khusus sebagai tempat peribadatan umat Islam kepada Allah 

swt. khususnya untuk menunaikan shalat. 

Masjid adalah satu-satunya tempat yang mulia dan suci di muka bumi ini, 

karena keagungannya sampai-sampai orang yang tinggal di masjid saja 

mendapatkan pahala. Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Di masjid 

mereka saling berdekatan, saling memandang, berjabat tangan, menyapa, dan 

menyatukan hati untuk mewujudkan semangat ukhuwah. Rasa persatuan yang 

paling indah adalah kebersamaan orang-orang yang shalat berjamaah. Shalat 

dipimpin oleh satu Imam, bersama-sama berdoa kepada Allah swt, membaca kitab 

suci yang sama, dan menghadap kiblat yang sama. Mereka melakukan perbuatan 

yang sama yaitu rukuk dan sujud kepada Allah swt. 

                                                             
42Sementara itu kata “sujud” yang di pergunakan dalam Al-Qur’an mengandung beberapa 

pengertian. Pertama berarti sebagai penghormatan dan pengakuan keunggulan pihak lain, seperti 

sujudnya malaikat kepada Adam a.s (Q.S. Al-Baqarah, 2:34). Kedua  berarti kesadaran (insyaf) atas 

kesalahan yang diperbuat dan pengakuan terhadap pihak lain, seperti sujudnya para ahli sihir 

Fir’aun (Q.S. Thaha, 20:70). Ketiga, berarti mengikuti atau menyesuaikan diri dengan ketetapan 

Allah yang berkaitan dengan taqdir-taqdir-Nya yang berlaku pada alam semesta, seperti sujudnya 

bintang dan pepohonan (Q.S Ar-Rahman, 55:6). 
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Dilihat dari Fiqh Islam ada beberapa pandangan ulama mazhab yang 

berkaitan tentang shalat berjamaah: 

1. Mazhab Syafi’i 

Shalat berjamaah merupakan fardhu kifayah bagi laki-laki yang tidak 

menggangu tugasnya selama di rumah. 

Dalil yang mereka gunakan adalah adalah :  

لَّمَِيَـقُولُِم عْتُِرَسُلَِاللَّه ،ِصَلَّىِال له ِعَلَيْهِوَسَِعَنِْأب يِالد ردَاء رَضيالل هِعَنْهُِقاَلَِسَِ
مُِالشَّيْطاَنُِ قَد اسْتَحْوَذَِعَلَيْه  ِ))مَام نِْثَلَاثةٍَِف يِقَـرْيةٍَِوَلََبدَْولَتُـقَامُِف يه ِالصَّلاةُِإ لََّ

ئْبُِافَـعَلَيْكُمِْب الْجَمَاعَة فإَ نَّ يَةَ((.ِرواهِأبوداودوالنسائ يِوإسمَايأَكُلُِالذَّ نادهِلقَاص 
.جيد  

Artinya:  

Dari Abu Darda r.a berkata : Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. 
bersabda : ((Tidaklah dari tiga orang yang berada di sebuah perkampungan 
maupun sebuah dusun dan mereka tidak mendirikan shalat berjamàah di 
dalamnya, melainkan sesungguhnya syaithan telah menguasai diri mereka. 
Maka hendaklah kamu bersama jama`ah, sesungguhnya srigala hanya 
menerkam kambing yang terpisah dari kawanannya.)) H.R. Abu Daud dan 
An-Nasa`i dengan sanad jayyid43. 

Menurut mazhab Syafi’I, ia mengatakan bahwa shalat berjamaah adalah 

fardhu kifayah bagi laki-laki yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dan itu 

tergantung pada mereka yang tinggal di rumah dan tidak telanjang saat 

melaksanakan shalat wajib. Namun jika di Negara yang semua orangnya tidak mau 

shalat berjama’ah, maka semuanya harus di perangi, yaitu pemimpin atau wakilnya 

yang memerangi mereka44. 

2. Mazhab Hanafi dan Maliki 

Hukum shalat berjamaah adalah Sunnah Muakkad, yang merupakan sunnah 

yang sangat penting bagi pria dewasa yang dapat dilaksanakan tanpa ada halangan 

                                                             
43 Wahbah Az-Zuhaili , Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu, (Suriah: Dar Al- Fikh, 1984), 

h. 15. 
44 Wahbah az-Zuhaili,penerjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam 2, h. 287. 
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dalam shalat fardhu. Shalat berjamaah tidak wajib bagi wanita, anak-anak, orang 

tua renta, orang sakit jiwa, hamba sahaya, orang sakit, orang cacat tangan dan kaki, 

yang membuatnya sulit untuk shalat berjamaah. 

Dalil yang mereka gunakan adalah : dari ibn Umar, Rasulullah berkata 

صَلَاةُِالْجَمَاعَة ِتَـفِْضُلُِعَنِْصَلَاة ِالْفَِذ  ِب سَبْعٍِوَع شْر ينَِدَرَجَةًِ   
Artinya: 

Shalat jamaah lebih baik 27 derajat dibandingkan shalat sendirian” ( HR. 
Bukhari Muslim)45.  

Adapun orang sakit jiwa, orang sakit, anak-anak, orang buta, orang cacat, 

lumpuh, dan budak, mereka tidak wajib shalat berjamaah, tetapi tidak dosa bagi 

mereka jika meninggalkannya karena hukum bagi mereka adalah sunnah, lebih 

utama jika melaksanakannya. 

3. Mazhab Hanbali  

Hukum shalat berjamaah adalah fardhu ‘ain (wajib)46. Hal ini didasarkan 

sebagaimana dalam hadist Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:  

يِب يَد ه ِلَقَدِْهَمَمْتُِأَنِْآمُرَِب حَطَبٍِفَـيُحْطَبَِثمَُِّآمُرَِ وَالَّذ يِنَـفِْس 
مِْب الصَّلَاة ِفَـيُـؤَذَّنَِلَهَاِثمَُِّآمُرَِرَجُلًاِفَـيَـؤُمَِّالنَّاسَِثمَُِّأُخَال فَِإ لَىِر جَالٍِفَأُحَر  قَِعَلَِ يْه 

 بُـيُوتَـهُمِْ
Artinya:  

Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku ingin 
memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar kemudian aku 
perintahkan seseorang untuk adzan dan aku perintahkan seseorang untuk 
memimpin orang-orang shalat. Sedangkan aku akan mendatangi orang-
orang (yang tidak ikut shalat berjama'ah) lalu aku bakar rumah-rumah 
mereka”(Muttafaq’alaih)47. 

  

                                                             
45 Wahbah az-Zuhaili, Penerjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam 2, h. 149 
46 Muhammab Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab , (Bandung: 

Hasyimi, 2015), h. 78. 
47 Abdul Qadir Ar-Rahbawi, As-Shalat ‘Alal Madahibil Arba’ah, (Kairo-Bairut: 

Darussalam, 1984), h. 321 
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BAB III 

KUALITAS HADIS TENTANG SALAT DI RUMAH BAGI WANITA 

A. Takhri>j al-H}adis Salat di Rumah Bagi Wanita 

1. Pengertian Takhri@j al-Hadi@s 

Takhri@j al-H{adi@s\ terdiri atas dua kata, yaitu takhri@j dan al-hadis. Takhri@j 

secara etimologi berasal dari kata kharraja yang berarti menampakkan, 

mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan dan menumbuhkan. 48  Sedangkan 

menurut terminologi takhri>j hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis dari 

berbagai kitab hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan yang di 

dalam itu ditentukan secara lengkap matan dan sanad h}adis yang bersangkutan. 

Dalam arti lain bahwa takhri>j adalah mengemukakan h}adis kepada orang banyak 

dengan menyebut para perawinya dalam sanad yang telah menyampaikan h}adis itu 

dengan metode periwayatan yang ditempuh.49 

Menurut Syuhudi Ismail, metode takhrij hadis ada dua macam yaitu 

metode takhrij al-hdis bi al-Lafzh (penelusuran hadis melalui lafazh), metode 

Takhrij al-hadis bi al-Maudhu’ (pencarian hadis melalui topik masalah). 50 

Sedangkaan Mahmud al-Tah}h}a>n dan mayoritas ulama membaginya ke dalam lima 

metode, yaitu: 

a. Takhri>j melalui lafal pertama matan hadis. 

b. Takhri>j melalui salah satu lafal matan hadis. 

c. Takhri>j melalui periwayat pertama (rawi ‘a’la >). 

d. Takhri>j menurut tema hadis. 

                                                             
48 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2015), h. 127. 
49  Muhammad Syuhudi Ism’il, Metodologi Penelitian Hadis  Nabi, (Jakarta, Bulan 

Bintang, 1992), h. 43 
50 M. Syuhudi Ismail, Cara Praktis Mencari Hadis, (Jakarta, Bulan Bintang, 1991), h.17 
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e. Takhri>j berdasarkan status hadis.51 

Jadi tujuan utama men-takhri>j h}adis adalah untuk mengetahui sumber asal 

hadis yang di-takhri>j serta keadaan hadis tersebut dari segi diterima dan ditolak.  

2. Metode Takhri@j al-Hadi@s 

Adapun sampel hadis yang menjadi objek penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

ثَـنَاِهَمَّامٌِعَنِْ ثَـهُمِْقاَلَِحَدَّ مٍِحَدَّ ثَـنَاِابْنُِالْمُثَـنَّىِأَنَِّعَمْرَوِبْنَِعَاص  حَدَّ
ِاللَّه ِعَن ِالنَّب ى  ِ–صلىِاللهِعليهِ

ِعَنِْعَبْد  قَـتَادَةَِعَنِْمُوَر  قٍِعَنِْأبَ ىِالَأحْوَص 
وسلم-ِقاَلَِ»صَلاةَُِالْمَرْأةَ ِف ىِبَـيْت هَاِأفَْضَلُِم نِِْصَلاتَ هَاِف ىِحُجْرتَ هَاِوَِصَلاتَُـهَاِف ىِ

مَخْدَع هَاِأفَْضَلُِم نِْصَلاتَ هَاِف ىِبَـيْت هَا«ِ]رواهِأبوِداودِ:الصلاة:ِالتشديدِفىِ
 ذلك:

Artinya: 

Ibnu al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami bahwa Amr bin ‘Ashim 
telah menceritakan kepada mereka, ia berkata; Hammam telah 
menceritakan kepada kami, diriwayatkan dari Qatadah, diriwayatkan dari 
Muwarriq, diriwayatkan dari Abu al-Ahwash, diriwayatkan dari Abdullah, 
dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Shalatnya 
seorang wanita di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di aula 
rumahnya, dan shalatnya wanita di bilik kamarnya adalah lebih utama 
daripada shalatnya dirumahnya.[HR. Abu Dawud; kitab as-Shalah, bab at-
Tasydid fi Dzalik. Hadis no. 482]52. 

Dalam menelusuri dimana saja sumber hadis tersebut, maka peneliti 

menggunakan lima metode takhri>j. Berdasarkan metode tersebut, diperoleh data 

sebagai berikut: 

a. Melacak hadis dengan salah satu lafal 

Pada metode ini, peneliti menggunakan kitab Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} 

al-H}adi>s\ dalam melacak keberadaan hadis terkait melalui beberapa lafal, seperti 

                                                             

51 Mah{mu>d al-T}aha>n, Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>nid, terj. Ridwan Nasir, Metode 

Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis, h. 14. 

52  Abu> Dau>dSula>ima>n bin Al-Asy’as As-Sinjista>ni> Al-Azdi>, Sunan Abu Dau>d, Jilid 1 

(Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1418), h.156 
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lafal مرأة ,صلاة dan أفضل. Namun, peneliti hanya menemukan petunjuk 

berdasarkan kata أفضل saja. Adapun petunjuk yang peneliti peroleh dari kata 

tersebut ialah;  

35.53ِِلاةص...:ِدِ:ِصَلاةَُِالمَرْأةَِف يِبَـيْت هَاِأفَْضَلُِم نِْصَلاتَ هَاِف يِحُجْرتَ هَا
Penjelasan kode: (د)  adalah kode untuk imam Abu> Da>ud dalam kitab 

Sunan-nya. 

b. Melacak hadis dengan awal matan 

1) Melacak hadis menggunakan kitab Mausu>‘ah al-At}ra>f 

Melalui kitab ini, peneliti tidak ditemukan petunjuk apapun dengan redaksi 

awal matan فيِب المرأةِ أفضلصلاةِ يتهاِ . Peneliti hanya menemukan petunjuk melalui 

redaksi awal matan قدِعلمتِأنكِتحبينِالصلاةِمعي. Adapun petunjuk tersebut 

ialah; 

1. ِ ِمعي...:ِحم 6ِقدِعلمتِأنكِتحبينِالصلاة ,,3771ِ,,ِخزيمة573ِ:
1ِ,,ِترغيب527ِحبِ كِثير22772ِكنزِ,,223ِ: ,,6ِ ,,ِمجمع72ِ:

2ِ:55.َ54 

Penjelasan kode; )حم(: Ima>m Ah}mad dalam kitab Musnadnya, (حب)  Ibn 

H}ibba>n dalam kitab S}ah}i>h}-nya, (خزيمة)  : Ibn Khuzaimah dalam kitab S}ah}i>h}-nya, 

(كثير)  Ibn Kas\i>r dalam kitab Tafsi>r-nya, (كنز)  Kanz al-‘Amma>l dan (مجمع)  al-

Baihaqi> dalam kitab Majma‘ al-Zawa>’id-nya. 

2) Melacak hadis menggunakan kitab Al-Fath} al-Kabi>r fi> D}amm al-Ziya>dah 

Melalui kitab ini hanya ditemukan 1 petunjuk, yaitu; 

                                                             
53 A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz V, (Li>din: 

Maktabah Biri>l, 1936), h. 165. 

54Abu> Ha>jar Muh}ammad al-Sa‘i>d bin Basyu>ni> Zaglu>l, Mawsu>‘ah At}ra>f al-H}adi>s\ al-Nabawi> 

al-Syari>f, Juz V, (Bairut-Libabnon : Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 675. 
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ضَلُِم نِْفِْ))صَلاةَُِالمَرْأةَ ِف يِبَـيْت هَاِأفَْضَلُِم نِْصَلاتَ هَاِف يِحُجْرتَ هَاِوَصَلاتُـهَاِف يِمَخْدَع هَاِأَِ
  55.صَلاتَ هَاِف يِبَـيْت هَا((ِ)د(ِعَنِابْنِمَسْعُود،ِ)ك(ِعَنِأمِسَلمَة.

Penjelasan kode: َ(د) Abu> Da>ud dalam kitab Sunan-nya dan (ك)  al-H}a>kim 

dalam kitab al-Mustadrak-nya. 

c. Metode periwayat pertama (Ra>wi al-A‘la >) 

Pada metode ini peneliti menggunakan kitab Tuh}fah al-Asyra>f.  Melalui 

kitab ini dilakukan penelusuran dengan nama sahabat ِمسعود ِبن ِالله  dan عبد

ditemukan hanya 1 petunjuk, yaitu; 

ِ]دِت[ِحديثِصلاةِالمرأةِفيِبيتهاِأفضلِمنِصلاتهاِفيِحجرتهاِ...ِالحديث.
ثنىِ,ِعنِعمروِبنِعاصمِ,ِعنِهمام،ِعنِ(ِعنِمحمدِبنِالم35ِ:2دِفيِالصلاةِ)
ِقتادة،ِعنهِبه.

ببعضه:ِالمرأةِِ-(ِعنِبندارِ,ِعنِعمروِبنِعاصم7ِتِفيِالنكاحِ)لَِ,ِبلِفيِالرضاعِ
 56.عروةِ...ِالحديث.ِ)وقال:ِحسنِغريب(

Petunjuk-petunjuk di atas menunjukkan bahwa hadis tersebut hanya 

terdapat pada kitab Sunan Abu> Da>ud,.  

d. Melacak hadis dengan tema hadis 

Pada metode ini digunakan kitab Kanz al-‘Amma>l dengan tema besarnya 

al-S}ala>h. Pada tema ini ditemukan 2 petunjuk, sebagai berikut ;   

صلاةِالمرأةِفيِبيتهاِخيرِمنِصلاتهاِفيِحجرتهاِوصلاتهاِفيِحجرتهاِخيرِ (1
هاِفيِدارها،ِوصلاتهاِفيِدارهاِخيرِمنِصلاتهاِخارج.ِ"طسِعنِأمِمنِصلات
 .سلمة"

                                                             
55Jala>l al-Di>n ‘Abd al-Rah}man bin Abi> Bakr al-Suyu>t}i>, Al-Fath} al-Kabi>r fi> D}amm al-

Ziya>dah ila> al-Ja>mi‘ al-S}agi>r, Juz III, (Cet. I; Libanon, Bairut: Da>r al-Fikr, 1423 H / 2003 M), h. 

230. 

56Abi> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tuh}fah al-Asyra>f bi Ma‘rifah al-At}ra>f, Juz VII, ( Cet. II; t.t.: Al-

Maktab al-Isla>mi> – Al-Dira>sah al-Qayyimah,1403 H / 1983 M), h. 131. 
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قدِعلمتِأنكِتحبينِالصلاةِمعي،ِوصلاتكِفيِبيتكِخيرِمنِصلاتكِفيِ (2
حجرتك،ِوصلاتكِفيِحجرتكِخيرِمنِصلاتكِفيِدارك،ِوصلاتكِفيِداركِ
منِصلاتكِ وصلاتكِفيِمسجدِقومكِخيرِ منِصلاتكِفيِمسجدِقومكِ، خيرِ

 57..ِ"حمِحبِعنِأمِحميدِامرأةِأبيِحميدِالساعدي"فيِمسجدي
Penjelasan kode; (طس) al-T}abra>ni> dalam kitab al-Mu‘jam al-Ausat}-nya 

dan (حم)  Ima>m Ah}mad bin H}anbal dalam kitab Musnad-nya dan (حب) Ibn H}ibba>n 

dalam kitab S}ah}ih}-nya. 

e. Melacak hadis dengan status Hadis 

Pada metode ini digunakan kitab Silsilah al-Ah}a>di>s\ al-S}ah}i>hah wa Syai’ 

man Faqqahaha> wa Fawa>’idaha>. Peneliti tidak menemukan petunjuk apapun 

tentang hadis terkait. 

Langkah selanjutnya setelah peneliti menelusuri matan hadis di atas 

dengan 5 metode pencarian adalah sebagai berikut: 

a. Merujuk ke kitab sumber 

Pengumpulan hadis berdasarkan metode di atas, adapun hasilnya: 

1. Dalam kitab Sunan Abu> Da>ud 

ثَـنَاِهَمَّامٌ،ِعَنِْقِـَ ثَـهُمِْقاَلَ:ِحَدَّ مٍ،ِحَدَّ ِعَمْرَوِبْنَِعَاص  ثَـنَاِابْنُِالْمُثَـنَّى،ِأَنَّ تَادَةَ،ِحَدَّ
ِاللَّه ،ِعَن ِالنَّب ي  ِصَلَّىِاللهُِعَلَيْهِ 

،ِعَنِْعَبْد  وَسَلَّمَ،ِقاَلَ:ِِعَنِْمُوَر  قٍ،ِعَنِْأبَ يِالْأَحْوَص 
اِف يِمَخْدَع هَاِبَـيْت هَاِأفَْضَلُِم نِْصَلَات هَاِف يِحُجْرتَ هَا،ِوَصَلَاتُـهَِصَلَاةُِالْمَرْأةَ ِف يِ»

58ِ.«أفَْضَلُِم نِْصَلَات هَاِف يِبَـيْت هَا
2. Dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal 

ثنَ يِدَاوُدُِبْنُِقَـيِْ ثَـنَاِعَبْدُِاللَّه ِبْنُِوَهْبٍ،ِقَالَ:ِحَدَّ ثَـنَاِهَارُونُ،ِحَدَّ ،ِعَنِْعَبْد ِسٍِحَدَّ
ِالسَّاع د ي ِ  ِأبَ يِحُمَيْدٍ ِامْرأَةَ  ِحُمَيْدٍ ِأمُ   ِعَمَّت ه  ِعَنْ ، ِالْأنَْصَار ي   ِسُوَيْدٍ ِبْن  ِأنَّـَهَاِاللَّه  ،

                                                             
57Ala>u al-Di>n ‘Ali> al-Mutqi> bin H}isa>m al-Di>n, Kanz al-‘Amma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-

Af‘a>l, Juz VII, (Cet. V; t.t.: Mu>assasah al-Risa>lah, 1401 H/1981 M), h. 676. 

58Abu> Da>wu>d, Sulaima>n bin al-‘Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syida>d bin ‘Amr al-Azadi> 

al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wu>d, Juz I, (Cet. I; Bairut: Da>r Ibn H}azm, 1418 H/1998 M), h. 155. 
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ِا بُّ إ ن  يِأُح  رَسُولَِاللَّه ِ، ياَِ وَسَلَّمَِفَـقَالَتِْ: ِالنَّب يَِّصَلَّىِاللهُِعَلَيْهِ  لصَّلَاةَِمَعَكَ،ِجَاءَت 
ِلَِ:ِ»قاَلَِ رٌ ِخَيـْ ِف يِبَـيْت ك  ِمَع ي،ِوَصَلَاتُك  ب  ينَِالصَّلَاةَ ِتُح  ِعَل مْتُِأنََّك  ِم نِْقَدْ ك 

ِ، ِدَار ك  ِف ي ِصَلَات ك  ِم نْ ِخَيـْرٌ ِحُجْرتَ ك  ِف ي ِوَصَلَاتُك  ، ِحُجْرتَ ك  ِف ي صَلَات ك 
د ِقَـوْم كِ  ِف يِمَسْج  ِم نِْصَلَات ك  ِخَيـْرٌِلَك  ِف يِدَار ك  د ِِ،وَصَلَاتُك  ِف يِمَسْج  وَصَلَاتُك 

د ي ِف يِمَسْج  ِم نِْصَلَات ك  ِخَيـْرٌِلَك  دٌِف يِ،ِقاَلَ:ِفَأَمَرَتِْفَـبنُ يَِ«ِقَـوْم ك  ِلَهَاِمَسْج 
ِاللَّهَِ ِوَجَلَِّأقَْصَىِشَيْءٍِم نِْبَـيْت هَاِوَأَظْلَم ه ،ِفَكَانَتِْتُصَل  يِف يه ِحَتَّىِلَق يَت   59.ِعَزَّ

3. Dalam kitab al-Mustadrak al-H}aki>m 

ثَـنَاِأبَوُِعَبْد ِاللَّه ِمُحَمَّدُِبْنُِعَبْد ِاللَّه ِبْن ِأَحْمَدَِالزَّاه دُِالْأَصْبـَهَان يُِّ ،ِثناِأَحْمَدُِبْنُِحَدَّ
،ِثناِهَمَّامٌ،ِعَنِْ مٍِالْك لَاب يُّ ،ِثناِعَمْرُوِبْنُِعَاص  ِبْن ِرُسْتُمٍِالْأَصْبـَهَان يُّ ِقَـتَادَةَ،ِمَهْد ي  

ِاللَّه ،ِعَن ِالنَّب ي  ِصَلَّىِاللهُِعَلَيْهِ ِعَنِْ
،ِعَنِْعَبْد  ِوَسَلَّمَ،ِقاَلَ:ِمُوَر  قٍ،ِعَنِْأبَ يِالْأَحْوَص 

مَخْدَع هَاِِصَلَاةُِالْمَرْأةَ ِف يِبَـيْت هَاِأفَْضَلُِم نِْصَلَات هَاِف يِحُجْرتَ هَا،ِوَصَلَاتُـهَاِف ي»
يحٌِعَلَىِشَرْطِ «ِ.ِ»اأفَْضَلُِم نِْصَلَات هَاِف يِبَـيْت هَِ ِوَلمَِْهَذَاِحَد يثٌِصَح  يْخَيْن  ِالشَّ

ي ِ 
ِالْع جْل  ِبْن ِمُشَمْر ج  يعًاِب الْمُوَر  ق  60ِ.«يُخَر  جَاهُ،ِوَقَد ِاحْتَجَّاِجَم 

4. Dalam kitab S}ah}i>h} Ibn H}ibba>n 

ثنَاََهَارُونَُ َبْنَِالمُْثنََّى،َحَدَّ ثنَاََدَاوُدَُبْنَُأَخْبرََنَََأَحْمَدَُبْنَُعلَِيِّ ثنَاََابْنَُوَهْبٍ،َحَدَّ بْنَُمَعْرُوفٍ،َحَدَّ

َّهاََجَاءَتَِ قيَْسٍ،َعَنَْعَبْدَِاللَّهَِبْنَِسُوَيدٍَْالْأَنصَْارِيَِّ َأَن اعِدِيِّ تِهَِأُمَِّحُمَيْدٍ،َامْرَأَةَِأَبِىيَحُمَيْدٍَالسَّ عَنَْعَمَّ

َصَلَّىَاللَّهَُعلَيَْهَِوَسَلَّمََفََ لَاةََمَعَكََقاَلَ:َالنَّبِىيَّ َالصَّ ِّيَأُحِبُّ ن
ِ
َّكَِقدََْ»قاَلتَْ:َيَََرَسُولََاللَّهِ،َا َعلَِمْتَُأَن

َمِنَْصَلَاتِكَِفِيَحُجْرَتِكِ،َوَصَلَاتكَُِفِيَحُجْرَتِكَِ لَاةََمَعِي،َوَصَلَاتكَُِفِيَبيَْتِكََخَيرْ  ينََالصَّ تحُِبِّ

َمِنَْصَلَاتِكَِفِيَدَارِكِ،َوَصَلَاتَُ َمِنَْصَلَاتِكَِفِيَمَسْجِدَِقوَْمِكِ،َوَصَلَاتكَُِخَيرْ  كَِفِيَدَارِكَِخَيرْ 

َمِنَْصَلَاتِكَِفِيَمَسْجِدِي َفِيَأَقْصَىَشَيْءٍَ«َفِيَمَسْجِدَِقوَْمِكَِخَيرْ  قاَلَ:َفأَمََرَتَْفبَُنِيََلهَاََمَسْجِد 

َوَعلََاَمِنَْبيَْتِهاََوَأَظْلمَِهَِوَكَانتََْتصَُلِّيَفِيهَِحَتَّىَلقََِ  61.يَتَِاللَّهََجَلَّ
                                                             

59 >Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Al-

Musnad li Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz XVIII, (Cet` I; Kairo: Da>r al-H}adi>s\, 1416 H/1995 M) h. 

424. 

60Abu> ‘Abdillah al-H}a>kim Muh}ammad bin ‘Abdullah bin Muh}ammad  bin H}amdawaih bin 

Nu‘aim bin al-H}akam al-D}abi> al-Naisa>bu>ri>, Al-Mustadrak ‘ala> al-S}ah}i>h}ain, Juz I, (Cet. I; Bairu>t: 

Da>r al-Kutub al-‘Ilmiah, 1411 H/1990 M), h. 328 

61Abu> H}a>tim Muh}ammad bin H}ibba>n bin Ah}mad bin Mu‘a>z \ bin Ma‘bad al-Tami>mi> al-

Da>rimi> al-Busti>, S}ah}i>h Ibn H}ibba>n, Juz V, (Cet. II; Bairu>t: Mu’assasah al-Risa>lah, 1414 H/1993 

M), h. 595. 
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5. Dalam kitab S}ah}i>h Ibn Khuzaimah 

1) َ، قٍَالعِْجْلِيِّ ام ،َعَنَْقتَاَدَةَ،َعَنَْمُوَرِّ ثنَِيَعَمْرُوَبنَُْعاَصِمٍ،َثناَهَمَّ ارٍ،َحَدَّ دَُبْنَُبشََّ نََمُحَمَّ

َصَلَّىَالل لمَْرْأَةَِصَلَاةَُا»هَُعلَيَْهَِوَسَلَّمََقاَلَ:َعَنَْأَبِىيَالْأَحْوَصِ،َعَنَْعَبْدَِاللَّهِ،َعَنَِالنَّبِىيِّ

 «.فِيَبيَْتِهاََأَعْظَمَُمِنَْصَلَاتِهاََفِيَحُجْرَتِهاَ

مٍ،ِثناِهَمَّامٌ،ِعَنِْقَـتَادَةَ،ِعَنِْمُوَر  قٍ،ِعَنِْ (2 ِناِأبَوُِمُوسَى،ِثناِعَمْرُوِبْنُِعَاص 
ِاللَّه ،ِعَن ِالنَّب ي ِ 

،ِعَنِْعَبْد  صَلَاةُِ»لَيْه ِوَسَلَّمَِقاَلَ:ِصَلَّىِاللهُِعَِِأبَ يِالْأَحْوَص 
ف يِبِـَ ف يِبَـيْت هَا،ِوَصَلَاتُـهَاِ م نِْصَلَات هَاِ أفَْضَلُِ ف يِمَخْدَع هَاِ أفَْضَلُِالْمَرْأةَِ  يْت هَاِ

 «.م نِْصَلَات هَاِف يِحُجْرتَ هَا
،ِثناِابْنُِوَهْبٍ،ِعَنِْدَا (3 َْاف ق يُّ يمَِالْ دَِبْن ِقَـيْسٍ،ِعَنِْعَبْد ِوُِناِع يسَىِبْنُِإ بْـراَه 

السَّاع د ي  ِأَِ أبَ يِحُمَيْدٍِ امْرأَةَِ  عَنِْعَمَّت ه ِ، ،ِ الْأنَْصَار ي   بْن ِسُوَيْدٍِ ِاللَّهِ  جَاءَت  نّـَهَاِ
ِصَلَّىِاللهُِعَلَيْه ِوَسَلَّمَِفَـقَالَتْ:ِياَِرَسُولَِاللَّه ِصَلَّىِاللهُِ عَلَيْه ِوَسَلَّمَ،ِِالنَّب يَّ

ِالصَّلَاةَِمَعَكَ،ِفَـقَالَ:ِإ ن  يِأُِ بُّ ب  ينَِا»ح  ِتُح  لصَّلَاةَِمَع ي،ِقَدِْعَل مْتُِأنََّك 
ِف يِحُِ وَصَلَاتُك  ،ِ ِف يِحُجْرتَ ك  ِخَيـْرٌِم نِْصَلَات ك  ِف يِبَـيْت ك  ِوَصَلَاتُك  جْرتَ ك 

ِصَلَات كِ  ِم نْ ِخَيـْرٌ ِف يِدَار ك  ِوَصَلَاتُك  ، ِف يِدَار ك  ِصَلَات ك  ِم نْ يِفِ ِخَيـْرٌ
ِف يِ ِصَلَات ك  ِم نْ ِخَيـْرٌ ِقَـوْم ك  د  ِمَسْج  ِف ي ِوَصَلَاتُك  ، ِقَـوْم ك  د  مَسْج 

د ي دٌِف يِأقَْصَىِشَيْءٍِم نِْبَـيْت هَِ«ِمَسْج  مَسْج  وَأَظْلَم ه ،ِ،ِفَأَمَرَتْ،ِفَـبنُ يَِلَهَاِ اِ
ِوَجَلَّ. ِاللَّهَِعَزَّ  62ِفَكَانَتِْتُصَل  يِف يه ِحَتَّىِلَق يَت 

b. I’tiba>r al-Sana>d 

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan setelah pengumpulan hadis 

tersebut ialah melakukan i‘tiba>r al-sanad. I‘tibar al-sanad ini bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus 

sya>hid atau muta>bi’.  

Berdasarkan pengumpulan hadis objek kajian yang telah ditemukan pada 

kitab sumber, peneliti hanya menemumukan 7 jalur periwayatan yang terdapat di 

beberapa kitab sumber, yaitu; 1 riwayat pada kitab Sunan Abu> Da>ud, 1 riwayat 

                                                             
62Abu> Bakr Muh}ammad bin Ish}a>q bin Khuzaimah bin al-Mugi>rah bin S}a>lih} bin Bakr al-

Sulami> al-Naisa>bu>ri>, S}ah}i>h} Ibn Khuzaimah, Juz III, (Bairu>t: al-Maktab al-Isla>mi>, t.th.), h. 94-95. 
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pada kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal, 1 riwayat dalam kitab Al-Mustadrak al-

H}a>kim, 1 riwayat dalam kitab S}h}i>h} Ibn H}ibba>n dan 3 riwayat dalam kitab S}ah}i>h} 

Ibn Khuzaimah. 

Riwayat-riwayat tersebut dinukilkan dari 2 orang sahabat, yaitu ‘Abdullah 

bin Mas‘u>d dan Ummu H}umaid. Hasil dari pengumpulan di atas menunjukkan 

bahwa hadis tersebut memiliki sya>hid. Demikian pula dari kalangan tabi‘’in yang 

tercatat Abu> al-Ah}was} yang menerima hadis tersebut dari ‘Abdullah bin Mas‘u>d 

dan ‘Abdullah bin Suwaid yang menerimanya dari Ummu H}umaid.sebagai 

muta>bi‘dari hadis tersebut. Untuk lebih jelasnya, lihat skema hadis berikut; 
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Skema hadis: 

 

  

عيسى بن ابراهيم

احمد بن مهدي ابو موسى محمد بن بشار محمد بن المثنى

ابو عبدالله

ابن حبان احمد الحاكم ابو داود

أمّ حميد

عمرو بن عاصم

همام

قتادة

مورق

رسول الله صل الله عليه وسلمّ

صَلََةُ الْمَرْأةَِ فيِ بيَْتهَِا أفَْضَلُ مِنْ صَلََتهَِا فيِ حُجْرَتهَِا......

أبو الاحوص

عبدالله بن مسعود

ابن خزيمة

احمد بن علي المثنى

هارون بن معروف

عبدالله بن وهب

داود بن قيس

عبد الله بن سويد

  

  

  

  

    ّ 

    ّ 

    ّ 

    ّ 

    ّ 
    ّ 

    ّ 

    ّ 
  

  

  

  

    ّ 

    ّ  
  
  

    ّ 

    ّ 
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B. Kualitas Hadis dan Kehujjahannya 

Setelah melakukan I‘tibar al-sana>d hingga pada skema periwayatan hadis, 

langkah lanjutan dalam penelitian hadis yang akan dilakukan ialah memastikan 

kualitas hadis apakah sahih atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

kritik sanad (naqd al-sanad) dan kritk matan (naqd al-matn). Langkah ini peneliti 

lakukan untuk memisahkan riwayat-riwayat yang lemah secara sanad, matan atau 

lemah secara keseluruhan. Dengan memisahkan riwayat yang sahih dan lemah 

akan menghindarkan peneliti pada kekeliruan dalam pemaknaan hadis-hadis 

tentang keutamaan mendidik anak perempuan. 

Terkait dengan penentuan kualitas sebuah hadis, mayoritas ulama beranjak 

pada defenisi hadis sahih yang telah dibuat oleh Ibn al-S}alah sebagai syarat sebuah 

hadis dapat dinyatakan sahih, yaitu; setiap periwayat yang terlibat dalam proses 

periwayatan hadis harus bersambung atau bertemu, bersifat adil dan kuat daya 

hafalannya. Sementera dua lainnya, yakni tidak terdapat pertentangan pada setiap 

matan hadis, baik yang semakna ataupun yang tidak semakna (sya>z\) dan setiap 

matannya tidak memiliki lafal yang membuat maknanya rusak (‘illah), 

sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya tentang kaedah 

kesahihan hadis. Persyaratan inilah yang akan peneliti coba aplikasikan dalam 

meneliti kualitas hadis tentang salat di rumah bagi wanita. 

1. Kualitas sanad hadis  

Hadis tentang salat di rumah bagi wanita yang telah peneliti himpun 

melalui proses takhri>j al-h}adi>s\, ternyata tidak diriwayatkan oleh imam al-Bukha>ri> 

dan Muslim, bahkan lebih banyak diriwayatkan oleh di luar dari al-kutub al-tis’ah 

dengan hanya diriwayatkan oleh Ah}mad bin H}anbal dan Abu> Da>ud.  Oleh karena 

itu, sangat penting dilakukan penelitian terhadap kualitas hadis salat di rumah bagi 

wanita, khususnya riwayat dari Abu> Da>ud yang menjadi fokus penelitian pada 



 
 

34 
 

skripsi ini. Abu> Da>ud menerimanya dari Ibn al-Mus\anna> dari ‘Amr bin ‘A<s}im dari 

Hamma>m dari Qata>dah dari Muwarriq dari Abu> Ah}was} dari ‘Abdullah bin Mas‘u>d.  

a. Abu> Da>ud 

Nama lengkapnya yakni Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin 

Syadda>d bin ‘Amru> Abu> Da>wud al-Asadi> al-Sijista>n (salah satu kampung di daerah 

Bas}rah), salah seorang mukharrij yang melakukan rih}lah, berkeliling, 

mengumpulkan, menyusun dan menulis hadis-hadis dari ulama ‘Irak, Khurasa>n, 

Sya>m, Mesir, Jazi>rah dan sebagainya. Ia lahir pada tahun 202 H, beberapa kali 

mengunjungi Bagda>d, bermukim dan wafat di Bas}rah pada tahun 275 H pada usia 

73 tahun.63 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Abu> Da>ud menulis hadis dari banyak 

guru di berbagai daerah, dan di antara guru-gurunya ialah Muhammad bin Kas\i>r 

al-‘Abdi>, Ah}mad bin Sa‘i>d al-Hamda>ni>, Mu’a>z \ bin Asadi> dan selainnya. 64 

Sementara Muh}ammad bin al-Mus\anna> tidak disebutkan dalam daftar guru-

gurunya. 

Penilaian ulama terhadap Abu> Da>ud; Abu> H}a>tim/Ibn H}ibba>n menilainya 

sebagai salah satu imam di dunia yang faqiha>, ‘aliman, h}afiz}an, nasikan, wara‘an, 

wa ittiqa>nan. Al-Z|ahabi> menilainya; s\abt, h}ujjah wa ima>m ‘a>mil. 65 Berdasarkan 

                                                             
63Nama lengkapnya lihat al-Khat{i>b al-Bagda>di> Ah}mad bin ‘Ali> bin S|a>bit bin Ah}mad bin 

Mahdi> Abu> Bakar, Ta>ri>kh Bagda>d, Juz. X, (Cet. I; Bairu<t: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 1422 H/2002 M), 

h. 75. Wafatnya lihat Abu> al-‘Abba>s Sya>ms al-Di>n, Ah}mad bin Muh}ammad bin Ibrahi>m bin Abi> 

Bakr al-Irbili>, Wafaya>h al-A’ya>n, Juz II, (Cet. I; Beiru>t: Da>r Sa>dr, 1990 M.) h. 404., Abu> Isha>q 

Ibra>hi>m bin ‘Ali> al-Syaira>zi>, T{abaqa>t al-Fuqaha>’, Juz I, (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Ra>’id al-‘Arabi>, 

1970M.) h. 171. 

64Lihat Abu>‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Us \ma>n bin Qa>ima>z Sya>ms al-Di>n al-

Z|ahabi, Siyar A’la>m al-Nubala>‘, Juz XIII, (Cet. III; t.t.: Mu’ssasah al-Risa>lah, 1405 H/1885M), h. 

205. 

65Lihat Muh}ammad bin H{ibba>n bin Ah}mad bin H}ibba>n bin Mu‘a>z \ bin Ma‘bad al-Tami>mi> 

al-Da>rimi> Abu> H}a>tim al-Basti>, Al-S|iqa>t, Juz VIII, (Cet. I; Hindi: Da>’irah al-Ma‘a>rif al-

‘Us\ma>niyyah, 1393 H/1973 M), h. 282. Lihat juga al-Z|ahabi, Al-Ka>syif fi> Ma‘rifah man lahu 

Riwa>yah fi> al-Kutub al-Sittah, Juz I, (Cet. I; Jeddah: Mu’ssasah ‘Ulu>m al-Qur’a>n, 1413 H/1992 M), 

h. 456. 
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penilaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Abu> Da>ud termasuk perawi 

yang ‘a>dil dan d}a>bit}. 

b. Ibn al-Mus\anna> 

Nama lengkapnya ialah Muh}ammad bin al-Mus\anna> bin ‘Ubaid bin Qais 

bin bin Di>na>r al-‘Anzi> yang berkuniah Abu> Mu>sa. Ia seorang ulama yang berasal 

dari Bas}rah, lahir pada tahun yang sama dengan Bunda>r (Muh}ammad bin 

Basysya>r), yaitu: 167 H. Pernah berkunjung ke Bagda>d lalu kembali ke Bas}rah 

hingga wafat pada bulan Zu> al-Qa‘iddah, tahun 252 H dalam usia 85 tahun.66 

Ia memiliki banyak guru, di antaranya: Ish}a>q bin Ibra>hi>m, Bisyr bin ‘Umar, 

‘Amr bin ‘A<s}im dan selainnya. Sementara di antara murid-muridnya yang juga 

sangat banyak, di antaranya ialah; Ah}mad bin ‘Ali> bin al-Mus\anna>, Zakariya> bin 

Yah}ya>, imam al-Bukha>ri>, imam Muslim, Abu> Da>ud dan Muh}ammad bin Ish{a>q bin 

Khuzaiah dan selainnya.67 

Penilaian ulama kepadanya; al-Nasa>’i>: la> ba’sa bih ka>na yugayyir fi> 

kita>bih,68 Yah}ya> bin Ma‘i>n Ibn H}ibba>n dan al-Khat}i>b al-Bagda>di>: s\iqah69, Abu> 

H}a>tim: s}a>lih}, Ibn Abi> H}a>tim: s}adu>q70, imam Muslim: s}a>h}ib kita>b la> yuh}addis\ illa> 

                                                             
66Lihat Abu> al-H}ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Jama>l al-Di>n Ibn al-Zaki> Abi> 

Muh}}ammad al-Qad}a>‘i> al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz XXVI, (Cet. I; Bairut: 

Mu’assasah al-Risa>lah, 1400 H/ 1980 M) h. 364., Lihat al-Bukha>ri>, Al-Ta>rikh al-Ausa>t}, Juz II, (Cet. 

I; Kairo: Da>r al-Wa‘i>, 1397 H/1977 M), h. 396. 

67Lihat al-Khat}i>b al-Bagda>di>, Ta>ri>kh Bagda>d, Juz IV, h. 461. 

68Lihat Abu> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khurasa>ni> al-Nasa>’i>, Tasmiah 

Masya>yikh Abi> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Nasa>’i> wa Z|akara al-Mudallisi>n, 

(Cet. I; Makkah: Da>r ‘Al<im al-Fawa>’id, 1423 H), h. 54., 
69Lihat Ibn H{ibba>n, Al-S|iqa>t, Juz IX, h. 111. 

70Lihat, Abu> Muh}ammad ‘Abd al-Rah}ma>n bin Muh}ammad bin Idri>s bin al-Munz}ir al-

Tami>mi> al-H}anz}ali> al-Ra>zi> Ibn Abi> H{a>tim, Al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l, Juz VIII, (Cet. I; Beirut: Da>r Ih{ya>’ 

al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1271 H/1952 M), h. 95. 
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min kita>bih71, Abu> Ya‘la>: muttafaq ‘alaih72, al-Z|ahabi>: h}ujjah73,  dan Ibn H}ajar: 

s\iqah s|abt. 74  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Muh}ammad bin al-

Mus\anna> termasuk perawi yang ‘a>dil dan d}a>bit} (d}abt} al-kita>b). 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara Abu> Da>ud (w. 275 H) 

dengan Muh}ammad bin al-Mus\anna> (w. 252 H) ialah 23 tahun, maka besar 

kemungkinan keduanya untuk bertemu, terlebih lagi jika dilihat dari jarak lahirnya 

Abu> Da>ud (l. 202 H) dengan wafatnya Muh}ammad bin al-Mus\anna>  yang berjarak 

50 tahun. Faktor lain yang dapat menguatkan pertemuan dari keduanya ialah Abu> 

Da>ud pernah berkunjung ke bervagai tempat, termasuk Bagda>d dan Bas}rah untuk 

mengumpulkan hadis yang merupakan tempat tinggal Muh}ammad bin al-

Mus\anna>. Dengan demikian ketersambungan sanad antara Abu> Da>ud dan 

Muh}ammad bin al-Mus\anna> dapat dipertanggungjawabkan beserta s}igah 

h}addas\ana> yang digunakan. 

c. ‘Amr bin ‘A<s}im  

Nama lengkapnya ialah ‘Àmru> bin ‘A<s}im bin ‘Ubaidillah bin al-Wa>zi‘ al-

Kila>bi> al-Qaisi> yang berkuniah Abu> ‘Us\ma>n.75 Ia berasal dari Bas}rah dan menetap 

di Bagda>d. wafat pada tahun 213 H.76 

                                                             
71Lihat Ibn Manju>yah ‘Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m Abu> Bakr, Rija>l S}ah}i>h} 

Muslim, Juz II, (Cet. I; Bairu>t Da>r al-Ma‘rifah, 1407 H), h. 209. 

72Lihat Abu> Ya‘la> Khali>l bin Àbdullah bin Ah}mad bin Ibra>hi>m bin al-Khali>li al-Qazawaini> 

al-Khali>li>, Al-Irsya>d fi> Ma‘rifah ‘Ulama>’ al-H}adi>s\, Juz II, (Cet. I; al-Riya>d}: Maktabah al-Rusyd, 

1409 H), h. 516.,  

73Lihat al-Z|ahabi>, Taz\kirat al-H}uffa>z}, Juz II, (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

1419 H/1998 M), h. 73 
74Lihat Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Ah}mad bin Muh}ammad bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (Cet. I; Su>riya>: Da>r al-Rasyi>d, 1406 H/1986 M), h. 505. 

75Lihat Ibn Manju>yah, Rija>l S}ah}i>h} Muslim, Juz II, h. 74. 

76Lihat al-Bukha>ri>, Al-Ta>rikh al-Kabi>r, Juz VI, (Cet. I; Haidar A<bad: Da>r al-Ma>‘rif al-

‘Us\ma>niah, t.th.), h. 355., 
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Ia memiliki banyak guru, di antaranya: H}amma>d bin Salamah, Hamma>m 

bin Yah}ya>  ‘Imra>n bin Da>wir dan selainnya. Sementara di antara murid-muridnya 

yang banyak, di antaranya ialah; Ah}mad bin H}anbal, ‘Ali> bin al-Madi>ni>, Bunda>r 

(Muh}ammad) bin Basysya>r,  Muh}ammad bin al-Mus\anna> dan dan selainnya.77 

Penilaian ulama kepadanya: Yah}ya> bin Ma‘i>n: s}a>lih}78, Ibn Sa‘ad dan Ibn 

H}ibba>n:s\iqah79, al-Nasa>’i>: laisa bih ba’s,80 al-Z|ahabi>: al-h}a>fiz} s\abt81 dan Ibn H}ajar: 

s}adu>q.82 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ‘Amru> bin ‘A<s}im adalah perawi 

yang ‘a>dil dan d}a>bit}. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara Muh}ammad bin al-

Mus\anna> (w. 252 H) dengan ‘Amru> bin ‘A<s}im (w. 213 H) ialah 39 tahun, maka 

kecil kemungkinan keduanya untuk bertemu. Tetapi, jika dilihat dari jarak lahirnya 

Muh}ammad bin al-Mus\anna> (l. 167 H) dengan wafatnya ‘Amru> bin ‘A<s}im yang 

berjarak 46 tahun, maka besar kemungkinan keduanya untuk bertema. Faktor lain 

yang dapat menguatkan pertemuan dari keduanya ialah sama-sama berasal dari 

Iraq (Bagda>d dan Bas}rah). Dengan demikian ketersambungan sanad antara 

Muh}ammad bin al-Mus\anna> dan ‘Amru> bin ‘A<s}im dapat dipertanggungjawabkan 

beserta s}igah h}addas\ahum yang digunakan. 

d. Hamma>m  

Nama lengkapnya ialah Hamma>m bin Yah}ya> bin Di>na>r Abu> ‘Abdillah al-

‘Auzi> al-Azadi> al-Muh}lami> al-Bas}ri>. Ia wafat pada tahun 163 H. 83  Al-Z|ahabi> 

                                                             
77Lihat al-Khat}i>b al-Bagda>di>, Ta>ri>kh Bagda>d, Juz XIV, h. 209. 

78Lihat Ibn Abi> H{a>tim, Al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l, Juz VI, h. 250. 

79Lihat Ibn H{ibba>n, Al-S|iqa>t, Juz VIII, h. 481.,   

80Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’i al-Rija>l, Juz XXII, h. 89. 

81Lihat al-Z|ahabi>, Taz\kirat al-H}uffa>z}, Juz I, h. 287 
82Lihat Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Taqri>b al-Tahz\i>b, h. 423. 

83Lihat al-Bukha>ri>, al-Ta>ri>kh al-Kabi>r, Juz VIII, h. 237., 
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mengatakan bahwa ia lahir sesudah tahun 80 H.84 Tidak banyak informasi tentang 

biografinya yang dipaparkan dalam berbagai kitab.  

Hamma>m bin Yah}ya> pernah berguru kepada Qata>dah bin Dima>‘ah, Abu> 

H}amzah al-D}uba‘i>, Yah}ya> bin Abi> Kas \i>r dan selainnya. Sedangkan yang pernah 

berguru kepadanya ialah ‘Amru> bin ‘A<s}im, H}ibba>n bin Hila>l, Muslim bin Ibra>hi>m 

dan selainnya.85 

Penilaian ulama terhadap dirinya; al-‘Ijli> dan Abu> H}a>tim: s\iqah,86 Yazi>d 

bin Ha>ru>n: qawiyyan fi al-h}adi>s\, Ah}mad bin H}anbal: s\abt fi kulli al-masya>yikh, 

Yah}ya bin Ma‘i>n: s\iqah, s}a>lih} wa huwa fi> qata>dah ah}abbu ilayya min H}amma>d bin 

Salamah.87 Al-Z|ahabi>: s}adu>q wa h}ujjah.88 Berdasarkan penilaian tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa Hamma>m bin Yah}ya> adalah perawi yang ‘a>dil dan d}a>bit}. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara ‘Amru> bin ‘A<s}im  (l 

w. 213 H) dengan Hamma>m bin Yah}ya> (w. 163 H) 47 tahun, maka sedikit 

kemungkinan keduanya dapat bertemu. Bahkan, tidak ada data mengenai tahun 

kelahiran dari ‘Amru> bin ‘A<s}im sehingga sulit mengukur jarak lahirnya dengan 

wafat Hamma>m. Satu-satunya faktor yang memungkinkan keduanya untuk 

bertemu adalah keduanya berasal dari Bas}rah. Dengan demikian ketersambungan 

sanad antara Yazi>d bin Ha>ru>n dan Hamma>m bin Yah}ya> dapat dipertanggung-

jawabkan beserta s}igah akhbarana> yang digunakan. 

 

                                                             
84Lhat al-Z|ahabi>, Siyar al-A>‘la>m al-Nubala>, Juz VII, 297., 
85Lihat al-Z|ahabi, Ta>ri>kh al-Isla>m, Juz IV, h. 533., 

86Lihat Abu> al-H}asan Ah}mad bin ‘Abdullah bin S}a>lih} al-’Ijli>, Ma’rifat al-S|iqa>t,َJuz II, , 

(Cet. I; t.t: Da>r al-Ba>z, 1405 H/1984 M), h. 334., Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>t, Juz VII, h. 586., 

87Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XXX, h. 305-306., al-S}afdi>, al-Wa>fi> 

bi al-Wafaya>t, Juz XXVII, h. 223., Ibn H}a>jar al-’Asqala>ni, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz XI, h. 67-70., 

88Lhat al-Z|ahabi>, Siyar al-A>‘la>m al-Nubala>, Juz VII, 296., 
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e. Qata>dah  

Nama lengkapnya adalah Qata>dah bin Di’a>mah bin Qata>dah bin ‘Azi>z bin 

‘Amru > bin Rabi>’ah bin ‘Amru > bin al-H}a>ris\ bin Sadu>s. Dan dikatakan Qata>dah bin 

Di’a>mah bin ‘Uka>bah bin ‘Azi>z bin Kari>m bin ‘Amru bin al-H}a>ris bin Sadu>s bin 

Syaiba>n bin Z|uhl bin S|a’labah bin ‘Uka>bah bin S{a’bi bin ‘Ali> bin Bakr bin Wa>’il 

al-Sadu>si>, Abu> al-Khat}t}a>b al-Bas{ri> lahir dalam keadaan buta. Mengenai tahun lahir 

dan wafatnya ada dua pendapat yaitu lahir tahun 60 H dan wafat pada tahun 117 

H. Pendapat yang ke dua mengatakan lahir tahun 61 H dan wafat pada tahun 118 

H di Wa>sit, sehingga perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan usianya antara 

57 atau 58 tahun}. Ia pernah berkunjung ke Ku>fah.89 

 Qata>dah pernah berguru kepada Muwarriq, Abu> al-T}ufail, Sa‘i>d bin al-

Musayyab. Sedangkan di antara murid-muridnya adalah Hamma>m bin Yah}ya>, 

Sa‘i>d bin Abi> ‘Aru>bah Hisya >m bin ‘Urwah dan selainnya.90 

Penilaian ulama terhadap Qata>dah; Ibn Sa‘ad: ka>na s\iqah ma’mu>nan h}ujjah 

fi al-h}adi>s\, al-’Ijli>: s\iqah. Ibn H}ibba>n: ka>na min h}uffa>z\ ahl zama>nihi wa ka>na 

mudallisan, Ibn Manju>wiyah: ka>na min h}uffa>z\ ahl zama>nihi, Ma‘mar: lam ara min 

ha>’ula>i afqahu min al-Zuhri> wa H}amma>d wa Qata>dah, Ah{mad ibn H{anbal: ka>na 

Qata>dah ah}fa>z} min ahl al-Bas{rah la> yasma’ syai’an illa> h}a>fiz}\ahu, al-Z|ahabi>: h}a>fiz}, 

s\iqah, s\abt, lakinnahu mudallis wa rumia bi> al-Qadr, Ibn Fa>ris al-Zarkali>: 

mengatakan qad yudallis fi al-h}adi>s\ dan Ibn Hajar: s\iqah, s\abt. 91  Berdasarkan 

                                                             
89Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l, Juz XXIII, h. 517. 

90Lihat al-Bukha>ri>, al-Ta>ri>kh al-Kabi>r}, Juz VII, h. 185. 

91Lihat Ibn Sa‘ad, Al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VII, h. 171., al-’Ijli>, Ma’rifat al-S|iqa>t,َJuz II, 

h. 215., Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>t, Juz, V, h. 322., Ibn Manju>yah, Rija>l S}ah}i>h} Muslim, Juz II, h. 150., 

al-Syaira>zi> Ibra>hi>m bin ‘Ali> Abu> Ish}a>q, T}abaqa>t al-Fuqaha>’, (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Ra>’id al-‘Arabi>, 

1970 M), 89., al-Z|ahabi, Ta>ri>kh al-Isla>m, Juz III, h. 301., al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I’tida>l Fi> Naqdi al-

Rija>l, Juz III, (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Ma‘rifah li al-T}iba‘ah wa al-Nasyr, 1382 H/1963 M), h. 385., 

Ibn H}a>jar al-’Asqala>ni, Taqri>b al-Tah}zi>b, h. 453. 
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penilaian tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa Qata>dah adalah perawi yang 

‘a>dil dan d}a>bit}. Sedangkan penilaian mudallis terhadap dirinya tidak terbukti pada 

hadis yang menjadi fokus penelitian.  

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara Hamma>m bin Yah}ya> 

(l. 83 dan w. 163 H) dan Qata>dah (l. 61 dan w. 118 H) 45 tahun, maka sedikit 

kemungkinan keduanya untuk bertemu. Tetapi jika dilihat dari jarak lahir 

Hamma>m bin Yah}ya> (l. 83 H) dan wafat Qata>dah (w. 118 H) 35 tahun, maka 

keduanya sangat memungkinkan untuk bertemu. Faktor lain yang memungkinkan 

keduanya untuk bertemu adalah Hamma>m bin Yah}ya> dan Qata>dah sama-sama 

merupakan ulama Bas}rah. Dengan demikian ketersambungan sanad antara 

Hamma>m bin Yah}ya> dan Qata>dah dapat dipertanggungjawabkan sekalipun hanya 

menggunakan s}igah ‘an. 

f. Muwarriq  

Nama lengkapnya ialah Muwarriq bin Misymaraj al-‘Ijli> yang berkuniah 

Abu> al-Mu‘tamar. Ia berasal dari bas}rah, pendapat lain mengatakan dari Ku>fah.92 

wafat di daerah kekuasaan ‘Umar bin Hubairah di Iraq tahun 105 H.93  Tidak 

banyak informasi yang dapat ditemukan terait dengan pribadinya. 

Ia memiliki banyak guru, di antaranya para sabat, seperti Anas bin Ma>lik, 

Salma>n al-Fa>risi>, Umar bin al-Khat}t}a>b, Àbdullah bin ‘Abba>s, Abu> al-Ah}was} (‘Auf 

bin Ma>lik) dan selainnya. Sementara H}umaid al-T}awi>l, ‘At}iah bin Mihra>m, ‘Aun 

bin Syida>d, Qata>da dan selainnya tecatat pernah menerima hadis darinya.94 Selain 

itu, imam al-Bukha>ri meriwayatkan hadis darinya pada bab s}ala>h dan jiha>d. 

                                                             
92Lihat Abu> al-Wali>d Sulaima>n bin Khalf bin Sa‘ad bin Ayyu>b bin Wa>ris \ al-Qurt}ubi> al-

Tajyabi> al-Ba>ji>, Al-Ta‘di>l wa al-Tajri>h}, Juz II, (Cet I: Riya>d}: Da>r al-Liwa>’ li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 

1406 H/1986 M), h. 758. 

93Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l, Juz XIX, h. 17. 
94Lihat al-Khat}i>b al-Bagda>di>, Ta>ri>kh Bagda>d, Juz XIV, h. 209. 
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Penilian ulama terhadap dirinya: al-‘Ijli>, al-Nasa>’i>, Ibn H}ibba>n, Ibn Sa‘ad, 

al-Z|ahabi> dan Ibn H}ajar: s\iqah,95 Dengan demikian, Muwarriq dapat dinyatakan 

sebagai perawi yang ‘a>dil dan d}a>bit}. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara Qata>dah (l. 61 dan w. 

118 H) dan Muwarriq (w. 105 H) ialah hanya 13 tahun, maka besar kemungkinan 

keduanya untuk bertemu, bahkan jika dilihat dari jarak lahir Qata>dah  (l. 61 H) dan 

wafat Muwarriq yang berjarak 44 tahun, maka keduanya sangat memungkinkan 

untuk bertemu. Faktor lain yang memungkinkan keduanya untuk bertemu adalah 

sama-sama merupakan ulama Bas}rah (Iraq). Dengan demikian ketersambungan 

sanad antara Qata>dah dan Muwarriq dapat dipertanggung-jawabkan sekalipun 

hanya menggunakan s}igah ‘an. 

g. Abu> al-Ah}was}  

Nama lengkapnya ialah ‘Auf bin Ma>lik bin Nad}lah bin Juraij al-Jusymi> 

yang berkuniah Abu> al-Ah}was}. Ia berasal dari Ku>fah.96 Al-Z|ahabi memasukkannya 

ke dalam daftar ulam yang wafat antara tahun 81-90 H. 97  Ia wafat di daerah 

kekuasaan al-H}ajja>j bin Yu>suf yang berbasis di ‘Iraq saat memerangi kelompok 

khawarij. 

Ia memiliki tercatat pernah meriwayatjkan hadi dari beberapa sahabat, di 

antaranya; ‘Abdullah bin Mas‘u>d, Abu> Mu>sa> al-Asy‘ari>, dan selainnya. Sementara 

Abu> Ish}a>q, ‘At}a>’ bin al-Sa>’ib, al-H}asan, Muwarriq dan selainnya tecatat pernah 

menerima hadis darinya.98  

                                                             
95Lihat al-’Ijli>, Ma’rifat al-S|iqa>t,َJuz II, h. 303., Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>t, Juz, V, h. 322., Abu> 

al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l, Juz XIX, h. 17.. al-Z|ahabi, Al-Ka>syif fi> Ma‘rifah..., Juz II, h. 

300., Ibn H}a>jar al-’Asqala>ni, Taqri>b al-Tah}zi>b, h. 549. 
96Lihat Ibn Manju>yah, Rija>l S}ah}i>h} Muslim, Juz II, h. 98., Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahzi>b 

al-Kama>l, Juz XXII, h. 445.. 

97Lihat al-Z|ahabi, Ta>ri>kh al-Isla>m, Juz IV, h. 1019., 

98Lihat al-Bukha>ri>, al-Ta>ri>kh al-Kabi>r, Juz II, h. 56., 
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Penilian ulama terhadap dirinya: Yah}ya> bin Ma‘i>n, al-‘Ijli>, al-Nasa>’i>, Ibn 

H}ibba>n, Ibn Sa‘ad, al-Khat}i>b al-Bagda>di> dan Ibn H}ajar: s\iqah,99 Dengan demikian, 

Abu> al-Ah}was} dapat dinyatakan sebagai perawi yang ‘a>dil dan d}a>bit}. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara Muwarriq (w. 105 H) 

dan Abu> al-Ah}was} (antara 80-91 H) tidak dapat dtentukan. Namun melihat jarak 

antara tahun 80 sampai 105 hanya berjarak 25 tahun, maka besar kemungkinan 

keduanya untuk bertemu. Faktor lain yang memungkinkan keduanya untuk 

bertemu adalah sama-sama merupakan ulama Ku>fah (Iraq). Dengan demikian 

ketersambungan sanad antara Muwarriq dan Abu> al-Ah}was} dapat dipertanggung-

jawabkan sekalipun hanya menggunakan s}igah ‘an. 

h. ‘Abdullah bin Mas‘u>d. 

Nama legkapnya ialah ‘Abdullah bin Mas‘u>d bin Ga>fil bin H}abi>b bin 

Syamkh bin Fa>r bin S}a>hilah bin Ka>hil bin al-H}a>ris\ bin Tami>m bin Sa‘ad bin Huzail 

bin Mudrikah (‘Amr bin Ilya>s bin Mad}r) yang berkuniah Abu> ‘Abd al-Rah}man.100 

Ia merupakan salah satu sahabat yang mengikuti ajaran Rasulullah, yakni sewaktu 

di Makkah dan ikut serta berhijrah ke Madinah. Selain itu, ‘Abdullah bin Mas‘u>d 

memiliki banyak keutamaan dalam Islam, di antaranya selaku notaris Rasulullah 

dalam menuliskan ayat-ayat al-Qur’an. Ia wafat pada tahun 32 atau 33 H di 

Madinah menurut kebanyakan ulama, sementara sebagian lainnya mengatakan di 

Kufah.101 

                                                             
99Lihat Abu> Zakariya> Yah}ya> bin Ma‘i>n bin ‘Aun bin Ziya>d bin Busta>m bin ‘Abd al-

Rah}man al-Bagda>di>, Ta>ri>kh Ibn Ma‘i>n, Juz III, (Cet. I; Makkah: Markaz al-Bah}s\ al-‘Ilmi> wa Ih}ya>’ 

al-Tura>s\, 1399 H/1979 M), h. 529., al-’Ijli>, Ma’rifat al-S|iqa>t,َJuz II, h. 96., Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>t, 

Juz, V, h. 274., al-Khat}i>b al-Bagda>di>, Ta>ri>kh Bagda>d, Juz XIV, h. 23., Ibn H}a>jar al-’Asqala>ni, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz VIII, h. 169, serta Taqri>b al-Tah}zi>b, h. 433. 
100Lihat Ibn Sa‘ad, Al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz III, h. 111., 

101Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l, Juz XVI, h. 127.. 
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Oleh karena kedudukannya sebagai salah seorang sahabat yang mulia, 

‘Abdullah bin Mas‘u>d sudah sepantasnya termasuk dalam kategori kullu s}ahabah 

‘adu>l. Dengan kedudukannya sebagai sahabat, ia memiliki banyak murid yang di 

antara Abu> al-Ah}was}.  

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara Abu> al-Ah}was} (antara 

80-91 H) dan ‘Abdullah bin Mas‘u>d (w. 32 H) ialah berkisar 48 tahun, maka sedikit 

kemungkinan keduanya untuk bertemu. Sekalipun demikian terdapat indikasi 

pertemuan antara keduanya sewaktu ‘Abdullah bin Mas‘u>d berkunjung ke Ku>fah, 

yakni tempat asal Abu> al-Ah}was}. Dengan demikian, ketersambungan sanad antara 

Abu> al-Ah}was} dan ‘Abdullah bin Mas‘u>d dapat dipertanggung-jawabkan sekalipun 

hanya menggunakan s}igah ‘an. 

Berdasarkan analisis data-data perawi hadis pada sanad di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa sanad tersebut sahih} dengan alasan; 

a. Setiap perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis tentang salat di rumah 

bagi wanita dinilai dengan penilaian yang sangat baik, sehingga mencakup 

kategori perawi yang ‘a>dil dan d}a>bit}. 

b. Setiap perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis dapat dikatakan 

saling bertemu, sehingga sanadnya bersambung. 

2. Kualitas matan hadis 

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian matan hadis ialah; 1) 

memastikan keautentikan hadis yang berasal dari Rasulullah, 2) melakukan 

pemenggalan dari setiap matan dan menentukan lafal asli, 3) menganalisis dengan 

melakukan perbandingan antar lafal-lafal matan hadis, dan 4) menganalisis 

kandungan hadis. 102  Setelah memperoleh kepastian dari kualitas sanad hadis 

tentang salat di rumah bagi wanita, maka langkah selanjutnya yang peneliti 

                                                             
102Lihat M. Yusuf Assagaf, “Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW”; 

Tesis, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 53. 
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lakukan ialah meneliti kualitas matan (konten) hadis. Dalam penelitian matan 

hadis, aspek ‘illah dan sya>z menjadi pijakan peneliti dalam menilai kualitasnya.  

a. Penelitian illat pada matan hadis 

Dalam meneliti illat pada lafal matan hadis ini, peneliti berpacu pada 

kaidah mayor kesahihan hadis yaitu terhindar dari ‘illah103  yang mana kaidah 

minornya adalah terhindar dari ziya>dah (tambahan), inqila>b (pembalikan lafal), 

idra>j (sisipan), nuqs}a>n (pengurangan), tagyi>r (perubahan lafal) dan tah}ri>f / tas}h}i>f 

(perubahan huruf / syakalnya). Untuk mempermudah dalam mengetahui ‘illah 

yang telah disebutkan pembagiannya di atas, maka peneliti melakukan pemisahan 

lafal di setiap matan hadis, sebagai berikut; 

a. Riwayat dalam kitab Sunan Abu> Da>ud 

ِفِ  ِ)وَصَلَاتُـهَا ِحُجْرتَ هَا(، ِف ي ِصَلَات هَا ِم نْ ِ)أفَْضَلُ ِبَـيْت هَا(, ِف ي ِالْمَرْأةَ  يِ)صَلَاةُ
ِمَخْدَع هَا(,ِ)أفَْضَلُِم نِْصَلَات هَاِف يِبَـيْت هَا(

b. Riwayat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal 

ِأَِ ِعَل مْتُ ِلَِ)قَدْ رٌ ِ)خَيـْ ,) ِف يِبَـيْت ك  ِ)وَصَلَاتُك  ِمَع ي(، ِالصَّلَاةَ ب  ينَ ِتُح  ِم نِْنَّك  ك 
ِف يِدَار كِ  (,ِ)خَيـْرٌِم نِْصَلَات ك  ِف يِحُجْرتَ ك  (،ِ)وَصَلَاتُك  ِف يِحُجْرتَ ك  (،ِصَلَات ك 

ِ،) د ِقَـوْم ك  ِف يِمَسْج  ِم نِْصَلَات ك  (,ِ)خَيـْرٌِلَك  ِف يِدَار ك  ِف يِ))وَصَلَاتُك  وَصَلَاتُك 
د ي(،ِقاَلَ:ِ)فَأَمَرَتِْفَـبنُ يَِلَهَِ ِف يِمَسْج  ِم نِْصَلَات ك  (,ِ)خَيـْرٌِلَك  د ِقَـوْم ك  اِمَسْج 

دٌِف يِأقَْصَىِشَيْءٍِم نِْبَـيْت هَاِوَأَظْلَم ه (،ِ)فَكَانَتِْتُصَل  يِف يه ِحَتَّىِلَِ ِاللَّهَِمَسْج  ق يَت 
ِوَجَلَِّ  (عَزَّ

c. Riwayat dalam kitab al-Mustadrak al-H}aki>m 

ِفِ  ِ)وَصَلَاتُـهَا ِحُجْرتَ هَا(، ِف ي ِصَلَات هَا ِم نْ ِ)أفَْضَلُ ِبَـيْت هَا(, ِف ي ِالْمَرْأةَ  يِ)صَلَاةُ
 مَخْدَع هَا(,ِ)أفَْضَلُِم نِْصَلَات هَاِف يِبَـيْت هَا(

d. Riwayat dalam kitab S}ah}i>h} Ibn H}ibba>n 

                                                             
103‘Illah ialah suatu penyakit yang samar-samar, yang dapat menodai keshahihan suatu 

hadis. Lihat Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthahul Hadis, Cet. X (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1979.), 

h. 122.  



 
 

45 
 

ب  ينَِ ِتُح  ِف يِبَـيْت كَِِالصَّلَاةَِمَع ي(،ِ)قَدِْعَل مْتُِأنََّك  ِ)وَصَلَاتُك  (,ِ)خَيـْرٌِم نِْصَلَات ك 
)وَصَلَاِ ،ِ) ِف يِدَار ك  )خَيـْرٌِم نِْصَلَات ك  ,ِ) ِف يِحُجْرتَ ك  )وَصَلَاتُك  ،ِ) ِف يِحُجْرتَ ك  تُك 

قِـَ دِ  ِف يِمَسْج  )وَصَلَاتُك  ،ِ) قَـوْم ك  دِ  ِف يِمَسْج  )خَيـْرٌِم نِْصَلَات ك  ,ِ) (,ِوِْف يِدَار ك  م ك 
دٌِف يِأقَْصَى مَسْج  )فَأَمَرَتِْفَـبنُ يَِلَهَاِ قاَلَِ: د ي(ِ, ِف يِمَسْج  شَيْءٍِِ)خَيـْرٌِم نِْصَلَات ك 

ِاللَّهَِجَلَِّوَعَلَا(  م نِْبَـيْت هَاِوَأَظْلَم ه (,ِ)وكََانَتِْتُصَل  يِف يه ِحَتَّىِلقَ يَت 
e. Riwayat dalam kitab S}ah}i>h Ibn Khuzaimah 

a. ُِالْمَرْأةَ ِف يِبَـيْت هَا(,ِ)أعَْظَمُِم نِْصَلَات هَاِف يِحُجْرتَ هَا(.ِ)صَلَاة 
b. َِاِف يِ)صَلَاةُِالْمَرْأةَ ِف يِمَخْدَع هَا(,ِ)أفَْضَلُِم نِْصَلَات هَاِف يِبَـيْت هَا(،ِ)وَصَلَاتُـه

 بَـيْت هَا(,ِ)أفَْضَلُِم نِْصَلَات هَاِف يِحُجْرتَ هَا(.
c.  ِِتُح ِأنََّك  ِعَل مْتُ ِ))قَدْ ,) ِف يِبَـيْت ك  ِ)وَصَلَاتُك  ِمَع ي(، ِالصَّلَاةَ ِم نِْب  ينَ خَيـْرٌ

ِف يِ ِصَلَات ك  ِم نْ ِ)خَيـْرٌ ,) ِف يِحُجْرتَ ك  ِ)وَصَلَاتُك  ،) ِف يِحُجْرتَ ك  صَلَات ك 
ِ،) ِقَـوْم ك  د  ِمَسْج  ِف ي ِصَلَات ك  ِم نْ ِ)خَيـْرٌ ,) ِدَار ك  ِف ي ِ)وَصَلَاتُك  ،) دَار ك 

ِف يِمَسِْ د ي(,ِ)فَأَمَِ)وَصَلَاتُك  ِف يِمَسْج  (,ِ)خَيـْرٌِم نِْصَلَات ك  د ِقَـوْم ك  رَتْ،ِج 
وَأَظْلَم ه (،ِ)فَكَانَتِْتُصَِ دٌِف يِأقَْصَىِشَيْءٍِم نِْبَـيْت هَاِ مَسْج  حَتَّىِفَـبنُ يَِلَهَاِ ل  يِف يهِ 

ِوَجَلَّ(. ِاللَّهَِعَزَّ  ِلَق يَت 
Setelah melakukan pemenggalan matan-matan hadis, nampak adanya 

perbedaan lafal pada awal matan dari hadis tersebut, yakni; 

Pertama, menggunakan kalimat صَلَاةُِالْمَرْأةَ ِف يِبَـيْت هَا pada riwayat-riwayat: 

Abu> Da>ud, al-Ha>kim dan riwayat pertama Ibn Khuzaimah. 

Kedua, mengguunakan lafal َِِالْم ِمَخْدَع هَاصَلَاةُ ِف ي رْأةَ   riwayat kedua Ibn 

Khuzaimah. 

Ketiga, menggunakan lafal ب  ينَِالصَّلَاةَِمَع ي ِتُح   pada riwayat قَدِْعَل مْتُِأنََّك 

imam Ah}mad bin H}anbal, Ibn H}ibban dan riwayat ketiga Ibn Khuzaimah. pertama 

al-Turmuz\i>, riwayat pertama Ah}mad. 

Melihat adanya perbedaan kalimat pertama pada matan hadis tersebut, 

maka perlu dilakukan penentuan lafal asli yang kemungkinan berasal dari 
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Rasulullah sebagai acuan dalam melakukan perbandingan antar matan-matan 

hadis. Peneliti mengira kuat bahwa lafal asli yang pernah disampaikan oleh 

Rasulullah di antara matan-matan tersebut ialah riwayat yang menggunakan 

kalimat pertama ب  ينَِالصَّلَاةَِمَع ي ِتُح   yakni riwayat Ah}mad bin Hanbal قَدِْعَل مْتُِأنََّك 

yang berasal dari Ha>ru>n dari ‘Abdullah bin Wahab dari Da>ud bin Qais dari 

‘Abdullah bin Suwaid dari bibinya (Ummu H}umaid) dengan alasan; riwayat 

tersebut bersama riwayat Ibn H}ibba>n dan riwayat ketiga al-H}a>kim 

menggambarkan adanya sabab al-wuru>d al-h}adi>s\. Selain itu, imam Ah}mad 

merupakan mukharrij tertua di antara mukharrij lainnya, sehingga sanad hadisnya 

lebih singkat dan paling sedikit kemungkinan terjadi perubahan lafal pada matan 

hadisnya. Adapun lafal hadis tersebut ialah; 

 

ِصَلَّىِاللهُِعَلَِ ِالنَّب يَّ ،ِأنَّـَهَاِجَاءَت  ِحُمَيْدٍِامْرأَةَ ِأبَ يِحُمَيْدٍِالسَّاع د ي   يْه ِوَسَلَّمَِعَنِْعَمَّت ه ِأمُ  
ِالصَّلَاةَِمَعَكَ،ِقاَلَ:ِ بُّ ب  ينَِالصَّلَاةَِقَدِْعَل مْتُِأَِ»فَـقَالَتْ:ِياَِرَسُولَِاللَّه ،ِإ ن  يِأُح  ِتُح  نَّك 

ِف يِحُجِْمَع ي،ِوَِ ،ِوَصَلَاتُك  ِف يِحُجْرتَ ك  ِم نِْصَلَات ك  ِلَك  ِخَيـْرٌ ِف يِبَـيْت ك  ِصَلَاتُك  رتَ ك 
د ِقَـوْمِ  ِف يِمَسْج  ِم نِْصَلَات ك  ِخَيـْرٌِلَك  ِف يِدَار ك  ،ِوَصَلَاتُك  ِف يِدَار ك  ،ِخَيـْرٌِم نِْصَلَات ك  ك 

ِم نِْصَِ ِخَيـْرٌِلَك  د ِقَـوْم ك  ِف يِمَسْج  د يوَصَلَاتُك  ِف يِمَسْج  الَ:ِفَأَمَرَتِْفَـبنُ يَِ،ِقَِ«ِلَات ك 
وَأَظْلَم ه ،ِفَكَانَتِْتُصَل  يِف يه ِحَتَّىِلَق يَِ دٌِف يِأقَْصَىِشَيْءٍِم نِْبَـيْت هَاِ مَسْج  ِاللَّهَِعَزَِّوَجَلَّلَهَاِ  ت 

Artinya; 

Dari bibinya (Ummu Humaid), isteri Abu Humaid al-Sa‘di>, bahwa dia 
menemui Nabi saw lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
menyukai shalat bersamamu!" Beliau bersabda: "Aku sudah tahu jika kamu 
suka shalat denganku, namun shalatmu di rumahmu lebih baik daripada 
shalatmu di kamarmu, dan shalatmu di kamarmu lebih baik daripda shalat 
di rumahmu, dan shalatmu di rumahmu lebih baik daripada shalatmu di 
masjid kaummu, dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik daripada shalat 
di masjidku." Ummu Humaid berkata, "Lalu dia diperintahkan untuk 
membuat masjid di tempat yang paling pojok dalam rumahnya dan yang 
paling gelap, setelah itu dia shalat di sana hingga dia menemui Allah Azza 
Wa Jalla." 

1) Tidak terjadi tagyi>r (perubahan lafal). 
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Peneliti menemukan adanya perubahan kata / kalimat pada matan hadis 

yang lain yaitu ;  

a) Perubahan pada kalimat  ِِف يِبَـيْت ك  صَلَاةُِالْمَرْأةَ ِف يِبَـيْت هَا dengan kalimat وَصَلَاتُك 

dalam riwayat Abu> Da>ud, al-H}a>kim, riwayat pertama dan riwayat kedua Ibn 

Khuzaimah. 

b) Perubahan pada kalimat  ِِف يِحُجْرتَ ك ِم نِْصَلَات ك  dengan kalimat خَيـْرٌِلَك  َأفَْضَلُِ

لَات هَاِف يِحُجْرتَ هَام نِْصَِ  dalam riwayat Abu> Da>ud, al-H}a>kim, riwayat pertama 

dan riwayat kedua Ibn Khuzaimah. 

Setiap perubahan kata / kalimat (tagyi>r)  yang terdapat pada matan-matan 

hadis tersebut, tidak merusak makna substansi hadis. Sebab hanya berubah khitab 

(lawan bicara) yang ada dan tidak ada..  

2) Tidak terjadi ziya>dah (penambahan kata / kalimat pada matan).  

Peneliti menemukan adanya penambahan kata / kalimatِِف ي وَصَلَاتُـهَا
ِف يِحُجْرتَ كِ خَيـْرٌِ setelah lafal مَخْدَع هَا,ِأفَْضَلُِم نِْصَلَات هَاِف يِبَـيْت هَا ِم نِْصَلَات ك  لَك   

atau yang semakna pada riwayat Abu> Da>ud, al-H}a>kim dan riwayat pertama Ibn 

Khuzaimah. Sementara pada riwayat kedua Ibn Khuzaimah terletak sebelum lafal 

ِف يِبَـيْت كِ   Tambahan ini mengindikasikan pada tempat yang lebih kecil .,وَصَلَاتُك 

yang ada di dalam rumah. 

3) Tidak terdapat nuqs}an (pengurangan lafal).  

Peneliti menemukan adanya pengurangan kata / kalimat pada matan hadis 

lain, yaitu; 

a) Tidak terdapat kalimat ب  ينَِالصَّلَاةَِمَع ي ِتُح   pada awal matan hadis قَدِْعَل مْتُِأنََّك 

dalam riwayat Abu> Da>ud, al-H}a>kim, riwayat pertama dan riwayat kedua Ibn 

Khuzaimah. 
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b) Tidak terdapat kalimat ..... ِف يِدَار ك  ِم نِْصَلَات ك  ,ِخَيـْرٌ ِف يِحُجْرَت ك   وَصَلَاتُك 

pada riwayat Abu> Da>ud, al-H}a>kim, riwayat pertama dan riwayat kedua Ibn 

Khuzaimah. 

Pengurangan tersebut tidak merusak makna substansi hadis, sebab riwayat 

Abu> Da>ud, al-H}a>kim, riwayat pertama dan riwayat kedua Ibn Khuzaimah 

menunjukkan inti pesan hadis yang bermakna pelaksanaan salat wanita lebih baik 

di rumah. 

4) Tidak terdapat idraj (sisipan kata pada matan hadis). 

Peneliti tidak menemukan adanya sisipan kata pada matan hadis lain.  

5) Tidak terjadi inqila>b (pembalikan matan yang sebenarnya terletak diawal 

matan akan tetapi diletakkan di akhir, dan sebaliknya). 

6) Tidak terjadi al-tahri>f (perubahan huruf) dan al-tas}h}i>f (perubahan Syakal).  

Paparan di atas menunjukkan bahwa di antara 7 riwayat hadis tentang salat 

di rumah bagi wanita, terdapat riwayat yang mengalami tagyi>r (perubahan), 

ziya>dah (penambahan) dan ziya>dah (penabahan) yang tidak sampai merusak makna 

substansi hadis. Oleh karena itu seluruh matan hadis terkait tidak ber‘illah 

(berpenyakit), bahkan, hadis tersebut diriwayatkan secara makna (riwayah bi al-

ma‘na>).  

Selanjutnya, setelah melakukan pemisahan kalimat dari setiap matan dan 

membandingkan satu matan dengan matan yang lain, peneliti menilai bahwa pada 

matan hadis tersebut tidak ber‘illah (tidak terdapat cacat di dalamnya). Sehingga 

peneliti dapat melanjutkan penelitian selanjutnya yaitu apakah terjadi Sya>z\ pada 

matan tersebut atau tidak. 
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b. Penelitian sya>z\ pada matan hadis 

Untuk membuktikan apakah kandungn hadis tersebut mengandung 

pertentangan atau tidak, maka diperlukan langkah-langkah yang dikenal dengan 

kaidah minor terhindar dari syuz\u>z\  yaitu sebagai berikut : 

1) Tidak bertentangan dengan al-Qur’an 

Hadis ini pada dasarnya tidak mengandung larangan untuk melaksanakan 

salat di masjid, tetapi hanya bersifat pelaksanannya yang lebih baik di rumah. Hal 

demikian ditujukan agar perempuan tidak menjadi pusat perhatian laki-laki karena 

dandanan ataupun perhiasannya sebagaimana dalam QS al-Ah}za>b / 33: 33 yang 

melarang perempuan untuk bertabarruj. (berlebih-lebihan). 

2) Tidak bertentantangan dengan hadis yang sahih lainnya. 

Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lain, bahkan hadis 

tersebut didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh imam Ah}mad dari Ummu 

Salamah ra, teks hadis tersebut ialah ; 

، ِالسَّمْح  ِأبَ ي ِعَنْ ِعَمْرٌو، ثنَ ي ِحَدَّ ِر شْد ينُ، ثَـنَا ِحَدَّ ِقاَلَ: ِغَيْلَانَ، ِبْنُ ِيَحْيَى ثَـنَا ن ِعَِِحَدَّ
ِأنََّ ِوَسَلَّمَ ِعَلَيْه  ِصَلَّىِاللهُ ِاللَّه  ِرَسُول  ِعَنْ ِسَلَمَةَ، ِأمُ   ِعَنْ ِسَلَمَةَ ِمَوْلَىِأمُ   ، ِقاَلَ:ِالسَّائ ب  هُ

د ِالن  سَاء ِقَـعْرُِبُـيُوت ه نَِّ» 104ِ.«خَيـْرُِمَسَاج 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ghailan dia berkata; telah 
menceritakan kepada kami Risydin telah menceritakan kepadaku Amru 
dari Abu al-Samh} dari al-Sa>’ib, pembantu Ummu Salamah dari Ummu 
Salamah dari Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baik masjid bagi para 
wanita adalah diam di rumah-rumah mereka." 

Hadis tersebut secara tegas menerangkan bahwa masjid terbaik bagi 

perempuan ialah dengan berada di rumahnya. 

3) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

                                                             
104Ah}mad bin H}anbal, Musnad Ah}mad bin H}anbal, Juz XXXXIV, (Cet. I; t.t: Mu’assasah 

al-Risa>lah, 1421 H/2001), h. 166. 
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Hadis tersebut tidak bertentangan dengan fakta sejarah, karena pada 

riwayat imam Ah}mad menyebutkan sebab hadis tersebut disampaikan oleh 

Rasullah kepada Ummu H}umaid sewaktu ia datang menemui Rasulllah dan 

mengatakan bahwa ia suka salat bersama Rasulullah. Namun ternyata Rasulullah 

sudah mengetahui hal tersebut, tetapi beliau menyampaikan bahwa salat di 

rumahnya sendiri lebih baik baginya.. 

4) Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

Hadis ini juga tidak bertentangan dengan akal sehat, sebab posisi 

perempuan dalam Islam sangat mulia, oleh karena itu Rasulullah dengan ajara 

Islam telah mengajarkan kepada perempuan agar tidak keluar rumah jika tidak ada 

keperluan. Bahkan dalam pelaksaan salat pun perempuan sebaiknya ia lakasakan 

di rumah demi menghindari fitnah dan gangguan dari para laki-laki yang tidak baik 

hatinya. 

Setelah melakukan perbandingan matan-matan hadis, peneliti menilai 

bahwa hadis ini tidak memiliki ‘illah, sekalipun terdapat di dalamnya perbedaan 

antar matan matan hadis, seperti adanya tagyi>r, ziya>dah dan nuqs}an, akan tetapi 

semua itu tidak merusak makna matan matan hadis. Kemudian hadis ini terhindar 

dari sya>z\, bahkan sejalan dengan al-Qur’a>n, hadis s}ah}ih}, fakta sejarah dan akal 

sehat. 

3. Kehujjahan hadis 

Berdasarkan kesimpulan terkait kualitas hadis tentang salat di rumah bagi 

wanita yang secara sanad dan atannya telah sahih, maka hadis tersebut dapat 

dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan ajaran agama, termasuk riwayat 

yang disampaikan oleh Abu> Da>ud dari ‘Abdulah bin Mas‘u>d, yang secara teks 

mengalami perubahan, pengurangan dan penambahan kalimat, tetapi secara makna 

substansi tidak menyalahi riwayat Ah}mad bin H}anbal dari Ummu Abu> H}umaid. 
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BAB IV 

ANALISIS KANDUNGAN HADIS TENTANG SHALAT DI RUMAH BAGI 

WANITA 

A. Interpretasi Tektual 

Interpretasi bisa diartikan sebagai pemahaman terhadap teks, dan dalam 

memahami teks hadis Nabi dalam sejarah perjalanannya secara garis besar terbagi 

kepada dua, interpretasi (pemahaman) tekstual dan interpretasi (pemahaman) 

kontekstual.  

Pemahaman secara tekstual dilakukan manakala hadis yang bersangkutan 

setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengan seperti asbab al-

wurud tetap menghendaki pemahaman sesuai teks yang terdapat dalam hadis yang 

dimaksud, misalnya hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Sementara 

pemahaman secara kontekstual dilakukan apabila dibalik teks suatu hadis ada 

indikasi yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dapat dipahami dan 

diterapkan tidak seperti maknanya yang tersurat. Namun demikian pemahaman 

tekstual dan kontekstual dapat pula dilakukan sekaligus.  

Dalam melakukan pilihan pemahaman yang dinilai tepat, apakah tekstual 

atau kontekstual, diperlukan kegiatan pencarian qarinah-qarinah atau 

indikasiindikasi yang relevan dengan matan hadis yang bersangkutan dilihat dari 

segi-segi yang berhubungan dengannya. Untuk menetapkan suatu qarinah, 

diperlukan kegiatan ijtihad dan kegiatan pencarian qarinah itu barulah dilakukan 

setelah diketahui secara jelas bahwa sanad hadis yang bersangkutan berkualitas 

sahih105. 

Dengan demikian, suatu matan hadis tidaklah hanya dipahami apa adanya 

saja secara literal (tekstual), tetapi kemungkinan penerapan makna kontekstual 

                                                             
105 Mahmuddin, Akar-akar dan Doktrin Ideologi Islamisme di Dunia Islam, (Gowa: 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2019) h. 25. 
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dapat dilakukan oleh karena adanya indikasi-indikasi yang kuat untuk pemahaman 

kontekstual tersebut. Hadis-hadis tentang perang yang terjadi pada masa Nabi saw 

dan sahabat-sahabatnya. Misalnya, tidak serta merta harus dipahami secara 

tekstual dan diterapkan pada masa sekarang, oleh karena kondisi yang berbeda, 

tetapi peristiwa-peristiwa itu harus dilihat hikmah-hikmah dan pengajaran yang 

terkandung di dalamnya bukan pada peristiwa perangnya sendiri106.  

Interpretasi tekstual adalah interpretasi atau pemahaman terhadap matan 

hadis berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara makna dan atau 

memperhatikan bentuk dan cakupan makna. Teknik interpretasi tekstual 

cenderung mengabaikan pertimbangan latar belakang peristiwa (wuru>d) hadis dan 

dalil-dalil lainnya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memahami 

Hadis Nabi dari aspek teksnya, antara lain: teknik periwayatan, gaya bahasa dan 

kandungan hadis107. 

Terkait dengan interpretasi tekstual hadis tentang shalat di rumah bagi 

wanita sebagai berikut: 

»صَلاةَُِالْمَرْأةَ ِف ىِبَـيْت هَاِأفَْضَلُِم نِْصَلاتَ هَاِف ىِحُجْرتَ هَاِوَصَلاتَُـهَاِف ىِ
 مَخْدَع هَاِأفَْضَلُِم نِْصَلاتَ هَاِف ىِبَـيْت هَا«

 صَلاةَُِ .1
Kata ُِصَلَاة asli katanya adalah Makna asli dari kata  صَلَاِ  adalah الصَّلْيُِ 

menyalakan api. Dikatan atau صَل يَِب النَّارِ    artinya dia membakar dengan api ب كَذَا 

atau dengan itu.  ِب هَا ا صْطلََى artinya ia terbakar di dalam api.  َِِالشَّاة صَلَّيْتُ saya 

memanggang kambing. ِه يَِمَصْل يَّةٌِوَِ , itu adalah kambing panggang.  

 

Allah berfirman: 

                                                             
106 Mahmuddin, Akar-akar dan Doktrin Ideologi Islamisme di Dunia Islam, (Gowa: 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2019) h. 25-26 
107 Arifuddin Ah}mad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’a >ni> al-H}adi>s\, (Cet. 

II; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 19-20. 
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 اُصْلَوْهَاالُْيـَوْمَِ
Terjemahnya:  

Masuklah ke dalamnya pada hari ini.‛ (QS. Yäsin [36]: 64).  

Dia berfirman: 

الََْشْقَِالَّذ يكَِذَّبَِوَتَـوَلَِّ  لََيَصْلَاهَاإ لََّ
Terjemahnya: 

Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan 
(kebenaran) dan berpaling (dari iman). ‛ (QS. Al-Lail [92]; 15-16). 

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah tidak akan terbakar di 

dalam neraka itu kecuali orang-orang yang paling celaka. Seperti halnya yang 

dikatakan oleh Al-Khalil: ِالكَاف راُلنَّ  artinya orang kafir itu merasakan , ارَِصَل يَ

panasnya Neraka.108 

Dan dikatakan  َِصَلَيِالنَّار ,artinya dia masuk ke dalam Neraka. َُِأَصْلَاهَاغَيـْره 
artinya dia memasukkan orang lain ke dalam Neraka.  

Allah berfirman:  

 فَسَوْفَِنُصْل يه ِناَراً
Terjemahnya:  

Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam Neraka. ‛ (QS. An-Nisa’ 
[4]: 30). 

حْنِْأعَْلَمُِب الَّذ يْنَِهُمِْأَوْلَىِب هَاصَل يًّاثمَُِّلنََِ  
Terjemahnya: 

Selanjutnya Kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya 
(dimasukkan) ke dalam Neraka. ‛ (QS. Maryam [19]: 70). 

Ada yang mengatakan bahwa kata  pada ayat ini merupakan bentuk صَل يٌِ 

jamak dari ٍِصَال. Sedangkan kata  artinya adalah bahan bakar atau  الصَّلَاءُِ

pembakaran.  

                                                             
108 Al-Raghi>b al-Ashfaha>ni, al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur’a>n, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’a>n, Jilid II (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017) h. 488-490. 
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Kata  banyak ahli bahasa yang mengatakan bahwa maknanya adalah الصَّلَاةُِ 

mendoakan, memintakan berkah dan memuji. Dikatakan  ِصَلَّيْتُِعَلَيه artinya saya 

mendoakan dan mensucikannya.  

Nabi saw bersabda: 

109 كَِانَِصَائ مًافلَيُصَل ِ  بِْوَانْ  اذَاِدُع يَِأَحْكَمِْا لَيِطَعَامٍِفَـلْيُج 
Artinya: 

Jika salah satu dari kalian diundang ke jamuan makan, hendaklah dia 
mendatanginya. Dan jika dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia 
mendoakan. 

Yakni mendoakan keluarganya. Allah berfirman: 

مِْإنَِّصَلَاتَكَِسَكَنٌِلَهُمِْ ِعَلَيْح   وَصَل  

Terjemahannya: 

 Dan berdoalah untuk mereka. Sesunggubnya doa kamu itu (menjadi) 
ketenteraman jiwa bagi mereka. (QS. At-Taubah [9]: 103). 

ِياَأيَّـُهَاالَّذ يْنَِآمَنُواصَلُّواعَلَيْهِ   يُصَلُّونَِعَلَىِالنَّب ي  
Terjemahnya: 

Bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman bershalawatlah 
kamu untuk Nabi. (QS. Al-Ahzäb [33]: 56).  

 Shalawat (doa) Rasul dan Allah untuk orang muslim hakikatnya 

mensucikan mereka.  

Dan Dia berfirman: 

مِْصَلَوَاتٌِم نِْربَ  ه مِْوَرَحْمَةٌِأ ولئَ كَِعَلَيْه  ُُ  

Terjemahnya: 

Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari 
Rabb mereka. ‛ (QS. Al-Baqarah [2]: 157).  

                                                             
109 Al-Raghi>b al-Ashfaha>ni, al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur’a>n, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’a>n, Jilid II (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017) h. 490. 
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Sedangkan hakikat shalawat dari para malaikat adalah doa serta 

permohonan ampun untuk mereka, sebagaimana sholawat yang datang dari sesama 

manusia110. 

 ا نَِّاللَّهَِوَمَلَائ كَةُيُصَلُّونَِعَلَىِالنَّب ي ٍِ
Terjemahnya:  

Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi‛ 
(QS A1 Ahzib [33]. 56). 

Adapun  yang diartikan sebagai ibadah tertentu, makna aslinya الصَّلَاةُِ 

adalah permohonan doa. Dan penamaan ibadah tersebut dengan kata salat, seperti 

halnya penamaan sesuatu dengan nama sebagian hal yang dikandungnya111. 

 مَرْأةٌَِ .2
Asal katanya adalah َِمَرْأ yang disebutkan ٌِمَرْأٌِ , مَرْأةٌَِ ,ا مْرُؤ ,dan ٌَِا مْرأَة 
Allah swt. berfirman: 

ِامۡرُؤٌاِهَلَكَِ  ا ن 
Terjemahannya: 

Jika seorang menninggal dunia.” (QS. An-Nisa> [4]: 176) 

ِامۡراَتَ ىِۡعَاق راً  وكََانَت 
Terjemahannya: 

sedang istriku adalah seorang yang mandul.” (QS. Maryam [19]: 5) 

Kata ُِالْمُرُوَّة artinya adalah kesempurnaan seseorang, sebagaimana halnya 

kata ُِالرُّجُول يَّة artinya laki-laki yang sempurna. Kata ُِالْمَر ئ artinya adalah kepala 

lambung dan perut yang menempel pada tenggorokan. Adapun kalimat  ِمَرُؤُالطَّعَام 
artinya makanan yang menyehatkan karena sesuatu dengan tenggorokan dan 

kebiasannya. 

Allah berfirman: 

                                                             
110 Al-Raghi>b al-Ashfaha>ni, al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur’a>n, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’a>n, Jilid II (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017) h. 491 
111Al-Raghi>b al-Ashfaha>ni, al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur’a>n, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’a>n, Jilid II (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017) h. 488-492 
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ـًاِمَّر يۡۡـٓٴــِ   ـ افَكُلُوۡهُِهَن يٓۡۡـ  
 

Terjemahanya: 

Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap 
lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa>’ [4]: 4)112 

 بَـيْت هَا .3
Asal arti dari kata ُِالْبَيت (rumah) adalah tempat untuk berteduh manusia di 

waktu malam, karena ia diambil dari kata َِباَت yang berarti berteduh atau berdiam 

di waktu malam, sebagaimana berteduh diwaktu siang disebut dengan ِِف ي ظَلَّ
 ,terkadang di pergunakan juga untuk tempat berdiam بَـيْتٌِ Kemudian kata .النـَّهَارِ 

tanpa melihat waktunya baik malam ataupun siang. Jamak dari kata ٌِبَـيْت adalah 

 lebih khusus digunakan untuk menyebutkan بُـيُوتٌِ tetapi kata بُـيُوتٌِ dan أبَْـيَاتٌِ

rumah (tempat tinggal), sedangkan kata ٌِأبَْـيَات lebih khusus untuk bait-bait 

syair113. 

Allah berfirman: 

وۡافتَ لۡكَِبُـيُـوۡتُـهُمِۡخَاو يةًَِِۢب مَاِظلََمُِ  
Terjemahannya: 

Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan 
kezaliman mereka. (QS. An-Naml [27]: 52). 

Allah swt. juga telah berfirman: 

لَةًِ   وَّاجۡعَلُوۡاِبُـيُـوۡتَكُمِۡق بـۡ

Terjemahannya: 

Dan jadikanlah rumah-rumahmu sebagai kiblat. (QS. Yunus [10]: 87) 

Kata ُِالْبَيت yang berarti rumah dapat juga dipergunakan untuk setiap jenis 

rumah, baik itu yang terbuat dari batu, dedaunan, ataupun dari bulu unta, dan 

                                                             
112 Al-Raghi>b al-Ashfaha>ni, al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur’a>n, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’a>n, Jilid III (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017) h. 495 
113 Al-Raghi>b al-Ashfaha>ni, al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur’a>n, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’a>n, Jilid I (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017) h. 263 
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dengannya maka kata ٌِبَـيْت  diserupakan dengan bait syair. Sebuah tempat sesuatu 

juga bisa disebut dengan ُِالْبَيت, dan kata  ِأهَْلُِالْبـَيْت menjadi hal yang sudah umum 

diketahui untuk menggambarkan anggota keluarga Nabi Muhammad saw114. 

 أفَْضَلُِ .4
Artinya adalah yang lebih baik115 dan merupakan isim tafdil menduduki 

posisi khabar muftada. 

 حُجْرتَ هَا .5

Berasal dari kata ِِ-حَجَرَِ ِحُجُراَتَِِ–حُجْرةٌَ  yang artinya kamar atau bilik 

dan merupakan majrur dengan huruf fi, kata hujrah menempati posisi mudhaf. 

Adapun ha merupakan dhamir jar muttasil dan menempati posisi mudhafun 

ilaih116 

 مَخْدَع هَا .6
Kata tersebut berasal dari kata ََِدَاعُِ ,خَدع  artinya adalah (penipuan) الخ 

memalingkan orang lain dari apa yang ada di hadapannya dengan menampakkan 

sesuatu yang berbeda dari isi hatinya. 

Adapun kata َُِالمَخْدع artinya suatu ruangan yang ada dalam rumah, yakni 

seolah-olah orang yang membangunnya membuat rumah tersebut sebagai tipuan 

bagi orang yang hendak mengambil apa yang ada di dalamnya117. 

B. Interpretasi Intertekstual 

Secara bahasa, interteks terbentuk dari kata inter dan teks. Inter berarti 

jaringan atau hubungan sedangkan teks (textus, bahasa latin) berarti tenunan, 

                                                             
114 Al-Raghi>b al-Ashfaha>ni, al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur’a>n, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’a>n, Jilid I (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017) h. 264 
115 H. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia. (Jakarta: PT. HIdakarya Agung, 1989)h. 

319 
116 H. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia. (Jakarta: PT. HIdakarya Agung, 1989)h. 97 
117 Al-Raghi>b al-Ashfaha>ni, al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur’a>n, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’a>n, Jilid I (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017) h. 625 
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anyaman, penggabungan, susunan, dan jalinan. Interteks diartikan sebagai jaringan 

hubungan antara satu teks dengan teks lain. Produksi makna terjadi dalam 

interteks, yaitu melalui proses oposisi, permutasi, dan transformasi. Penelitian 

dilakukan dengan cara menemukan hubungan-hubungan bermakna di antara dua 

teks atau lebih. Hubungan yang dimaksud tidak semata-mata sebagai persamaan, 

melainkan juga sebaliknya, baik sebagai parody atau negasi. 

Interpretasi intertekstual dapat diartikan sebagai memahami teks dengan 

adanya teks lain, baik di dalam satu teks maupun di luar teks karena adanya 

hubungan yang terkait.118 

Berdasarkan penelitian hadis pada bab sebelumnya, maka terdapat hadis-

hadis yang berkaitan yang bunyinya sebagai berikut: 

ِف ىِبَـيْة ه ِفَـنُـوِْا رفٌَـنَـو  رُوْاب هَابُـيُـوْتَكُمم اصَلَاةُالرَّجُل   
Artinya: 

lngatlah, shalat (yang dikerjakan) seseorang di rumahnya meniadi cahaya. 
Maka terangilah rumahmu dengan cahaya itu.119 

 Dari keterangan hadis tersebut pada kitab asbabul wurud dijelaskan, tentu 

ada bagian ruangan rumah yang digunakan untuk shalat, untuk berkhalwat, dan 

sebagainya. Demikian pula wanita. Shalat yang dikerjakan seorang wanita di 

rumahnya akan menjadi cahaya bagi hati, yang menerbitkan cahaya ma'rifah 

(mengenal Allah) dan mukasyafah (yang membuka tabir penutup dengan Allah). 

Shalat akan menjadi cahaya di hari kiamat yang menerangi kegelapan. Maka Nabi 

menyuruh mengerjakan shalat sebagai cahaya di rumah tangga. Karena dengan 

shalat itulah seseorang terhindar dari perbuatan munkar serta mendapat petunjuk 

                                                             
118Arifuddin Ah}mad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-H}adi>s\, h. 87-

89.  
119 Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi AD Damsyiqi, Al-Baya>n wa al-ta’ri>f fi> asba>b wu>ru>d 

al-H}}adi>s{ al-Syari>f, Terj. H. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Asbabul Wurud I, cet. VIII 

(Jakarta: Kalam Mulia, 2005) h. 350 



 
 

60 
 

kepada jalan yang bertaburan cahaya, jalan dan bimbingan ke jalan (agama) Allah 

yang lurus120. 

 Sedangkan, hadis pada riwayat Abu> Da>ud yang penulis teliti menerangkan 

bahwa shalat seorang wanita lebih utama dikerjakan di rumahnya. Apabila 

dihubungkan antarteks diatas dan teks sebelumnya, dapat dipahami bahwa 

perintah shalat bagi wanita di rumahnya itu akan menjadi cahaya bagi hati mereka 

baik itu cahaya ma’rifah maupun cahaya mukasyafah. Apabila seorang istri 

mengerjakan shalat di rumahnya maka shalatnya menjadi cahaya untuk rumah 

tangganya. 

C. Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi kontekstual berarti cara menginterpretasikan atau memahami 

terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab wurud hadis (konteks di masa 

Rasul; pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat, dan/atau bentuk peristiwa) 

dan konteks kekinian (konteks masa kini). 

Pendekatan yang dapat untuk teknik interpretasi kontekstual adalah 

pendekatan holistik,121 dan multidisipliner122 atau beberapa pendekatan, dan/atau 

pendekatan tertentu bagi disiplin ilmu kontemporer, seperti: pendekatan historis, 

sosiologis, antropologis, hermeneutika, semiotic, dan semacamnya. Teknik 

interpretasi kontekstual juga dimaksudkan untuk menguatkan makna formal dan 

                                                             
120 Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi  , Terj. H. M. Suwarta Wijaya dan 

Zafrullah Salim, Asbabul Wurud, Jilid I (Jakarta: Kalam Mulia, 2005) h. 350 
121 Holistik itu ada kaitan dengan interdisipliner dia banyak tapi bersamaan dipakai untuk 

satu objek. 
122  Multidisipliner itu bisa berbeda karena kajian sanadnya lain, sedangkan kalau 

kandungannya itu interdisipliner berarti sama-sama digunakan ilmu kesehatan dan ilmu hadis 

untuk menilai kandungan, karena sama-sama ingin memperkuat, tapi kalau di sanad karena 

pendekatan sejarah makanya pakai saja multidisipliner karena kajiannya ada kualitas ada 

kandungan, kalau fokus pada tahlili, kandungannya saja sebetulnya lalu dipakai pendekatan 

kesehatan mestinya ini interdisipliner saja untuk saling menguatkan bukan terpisah karena 

integrasi kalau multidisipliner itu interkoneksi (Catatan dari penguji Prof. Arifuddin Ahmad, 

M.Ag) 
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untuk menegaskan makna substansial. Aplikasi teknik kontekstual dapat bersifat 

universal, lokal, dan temporal.123 

Jika dilihat dari isi hadis yang diteliti terdapat asbabul wurud yang terkait, 

sebab hadisnya menceritakan Ummu Humaid istri dari Abu Hunaid As Sa’adi yang 

ingin shalat bersama Rasulullah saw. tetapi beliau di larang oleh suaminya. Maka, 

Rasulullah pun bersabda “"shalatmu dirumahmu lebih utama dari shalatmu di kamarmu; 

shalatmu dikamarmu lebih utama dari shalatmu di rumahmu; dan shalatmu dirumah lebih 

utama dari shalatmu di masiid jama'ah”124. 

Hadis tersebut jika dihubungkan dengan konteks sekarang, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa hadis ini bisa dijadikan dalil hukum untuk masalah 

shalat di rumah bagi wanita, terkait alasan yang jelas mengapa wanita di 

perintahkan untuk shalat di rumah. 

  

                                                             
123 Arifuddin Ah}mad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-H}adi>s\, h. 

117- 118. 
124 Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi AD Damsyiqi, Al-Baya>n wa al-ta’ri>f fi> asba>b 

wu>ru>d al-H}}adi>s{ al-Syari>f, Terj. H. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Asbabul Wurud II, 

cet. V (Jakarta: Kalam Mulia, 2005) h. 423 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari bab-bab sebelumnya, maka peneliti 

mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kualitas hadis tentang shalat di rumah bagi wanita dalam penelitian ini 

adalah shahih. Hadis ini memiliki tujuh jalur periwayat, yaitu satu jalur 

berada pada kitab Sunan Abu> Daud, satu jalur berada pada kitab Musnad 

Ah}mad bin H{anbal, satu riwayat dalam kitab Al-Mustadrak al-H}a>kim, satu 

riwayat dalam kitab S}h}i>h} Ibn H}ibba>n dan tiga riwayat dalam kitab S}ah}i>h} 

Ibn Khuzaimah. Dari tujuh jalur tersebut, peneliti mengkaji dan mengkritik 

jalur riwayat dari kitab Sunan Abu> Daud. Kemudian, hasil kajian dan kritik 

yang menyentuh dua aspek, yaitu sanad dan matan telah memenuhi lima 

kriteria kesahihan hadis. 

2. Kandungan hadis tentang shalat di rumah bagi wanita, hadis ini 

menjelaskan bahwa Shalat di rumah bagi perempuan memiliki beberapa 

rekontruksi metode pemahaman ḥadīṡ Nabi yang telah dilahirkan dan cukup 

membantu memberikan solusi untuk mendekati pemahaman sedekat 

mungkin terhadap teladan ideal Nabi. Sehingga benar bahwa kaum 

perempuan disarankan untuk melakukan sholat dirumah  itu lebih utama 

karena semakin tersembunyi tempat shalatnya maka semakin afdhal 

shalatnya. 

3. Kandungan hadis pada penelitian ini menegaskan bahwasanya perempuan 

di anjurkan sholat di rumah dikarenakan untuk menghindari indikasi atapun 

hal hal yang dapat membahayakan perempuan, baik itu perjalanan ke 

masjid atau pulang dari masjid. 
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B. Implikasi Penelitian 

Hadis tentang shalat dirumah bagi wanita sangat penting dan perlu untuk 

diperhatikan bagi masyarakat khususnya wanita yang masih bertanya-tanya 

bagaimana hukum seorang wanita shalat di rumah dan berjama’ah di masjid. 

Melalui hadis ini peneliti berharap dapat memberikan pemahaman atau 

pengetahuan yang lebih mendalam terkait masalah shalat di rumah bagi wanita 

dalam Islam.  

Peneliti sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk 

menyempurnakan substansi atau isi dari skripsi ini. 
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