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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

 

Zai 

 

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 

 ؼ 

 

Fa 

 

F 

 

Ef 

 
 ؽ

 

Qaf 

 

Q 

 

Qi 

 
 ؾ

 

Kaf 

 

K 

 

Ka 

 
 ؿ

 

Lam 

 

L 

 

El 

 
 ـ

 

Mim 

 

M 

 

Em 

 
 ف

 

Nun 

 

N 

 

En 

 
 و

 

Wau 

 

w 

 

We 

 
 ىػ

 

Ha 

 

h 

 

Ha 

 
 ء

 

Hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

Ya 

 

y 

 

Ye 
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Hamzah (۶) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(‟). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal  tunggal  bahasa  Arab  yang  lambangnya   berupa  tanda   atau  

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A أَ 

 Kasrah I I أِ 

 Dammah U U أُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يََْ   fathah dan ya Ai a dan i 

وََْ   fathah dan wau Au a dan u 

Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ 

 haula : ىَوْؿَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  
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Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

..َ. ا / ..َ. ي   fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ي َِ 

َُ   و  Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 ramā : رَمَي

 qīla : قِيلَ 

 yamūtu : يََوُْتَ 

4. Tā’ Marbūṭah  

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

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

menggunakan kata sandang al- serta kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūṭah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h).   

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَاؿْ 

 al-madīnah al-fāḍilah : الَْمَدِيػْنَةُ الْفَاضِلَةُ 

 al-ḥikmah :  اَلحِْكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( - ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  
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 rabbanā : رَبػَّنَا

نَا  najjainā : نَََّيػْ

 al-ḥaqq : اَلحَْق  

 nu‘‘ima : نػَعِّمَ 

 aduwwun‘ : عَدُو  

Jika huruf ي ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ي َِ ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī). 

Contoh: 

 Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَليِ  

 Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَرَبيِ  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَْشَمْسُ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَْزَلْزلََة

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تَأْمُرُوْفَ 
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 ‘al-nau : الَنػَّوْعُ 

 syai’un : شَيْءٌ 

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-

Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh: 

   billa>h باِللهِ   di>nulla>h دِيْنُ اللهِ 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h ىُمْ فِْ رَحْمَةِ اللهِ 

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

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

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

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

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

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

Contoh: 

 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: 

1. swt.  : subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

2. saw.  : s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

‘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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3. as.  : ‘alaihi al-sala>m 

4. Cet.  : Cetakan 

5. t.p.  : Tanpa penerbit 

6. t.t.  : Tanpa tempat 

7. t.th.  : Tanpa tahun 

8. H  : Hijriah 

9. M  : Masehi 

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

11. h.  : Halaman 
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ABSTRAK 

Nama  : Rahma Magfirah 

NIM  : 30700117004 

Prodi  : Ilmu Hadis 

Judul Skripsi : Pamer Makanan di Media Sosial Perspektif Hadis Nabi 
(Suatu Kajian Tahli>li Terhadap Hadis Tentang Riya) 

 

 Skripsi ini berjudul‚ “Pamer Makanan di Media Sosial Perspektif Hadis 
Nabi (Suatu Kajian Tahli>li Terhadap Hadis Tentang Riya)”, yang menguraikan 
tentang tinjauan umum tentang pamer makanan di media sosial dan  riya, kualitas 
dan kehujahan hadis, serta kandungan hadis tersebut. Hal demikian berdasarkan 
rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana kualitas hadis tentang riya?; (2) 
Bagaimana kandungan hadis tentang riya?; (3) Bagaimana implementasi hadis 
tentang riya terhadap pamer makanan di media sosial?. Adapun tujuan yang 
hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas dan 
kehujjahan hadis, kandungan hadis, dan implementasi hadis dalam kehidupan 
terkait dengan riya dan pamer makanan di media sosial.  

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu  metode 
tahli>li guna menjelaskan serta menguraikan berbagai aspek yang terkandung di 
dalamnya melalui metode takhri>j al-hadis. Selain metode penelitian, pendekatan 
penelitian juga diperlukan untuk lebih memudahkan mencapai pengertian terkait 
masalah yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
ilmu hadis. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hadis tentang riya dikategorikan 
menjadi beberapa bagian yaitu : (1) Hadis ini memiliki 8 jalur periwayatan dan 
juga memiliki sya>hid serta mutabi‘. Hadis yang diteliti merupakan jalur 
periwayatan Ahmad bin H}anbal dan menghasilkan kualitas s}ahi>h sehingga bisa 
dijadikan hujjah di dalam kehidupan bermasyarakat. (2) Kandungan hadis ini 
bahwa Nabi saw. melarang umatnya untuk bersikap riya, yakni sengaja  
memamerkan sesuatu kepada orang lain dengan niat agar dipuji dan disanjung. (3) 
Implementasi dari hadis tersebut terhadap fenomena pamer makanan di sosial 
media yakni dalam bersosial media seseorang harus memperbaiki niat sebelum 
mengunggah apapun temasuk postingan berupa makanan agar terhindar dari sifat 
riya. Jika mengunggah postingan makanan berdasarkan motif dan alasan tersendiri 
yang tujuannya positif, maka hal tersebut tidak termasuk dalam perbuatan riya. 

Hadirnya skripsi ini, penulis sangat berharap bisa menambah ilmu 
pengetahuan terlebih pada kajian ilmu hadis di masa sekarang ataupun masa yang 
akan datang, juga dapat memberikan pengertian atau pemahaman mengenai 
“pamer makanan di sosial media” dan “hadis tentang riya” agar masyarakat dapat 
lebih mengetahui dan menyadari bahwa riya merupakan sifat buruk dan dalam 
bersosial media harus menghindarkan diri dari sifat riya tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan berbagai macam teknologi yang terjadi di zaman modern 

yang ditapaki saat ini menimbulkan beragam dampak yang dapat dirasakan oleh 

masyarakat modern zaman sekarang. Dampak tersebut seraya mengikuti arus 

globalisasi1 yang melanda di seluruh dunia yang tidak mungkin untuk dibendung 

lagi, termasuk berdampak bagi masyarakat di Indonesia. Salah satu dampak besar 

dari merebaknya globalisasi ini adalah diadaptasinya budaya-budaya global dan 

gaya hidup serba instan oleh berbagai kalangan masyarakat. Budaya ini telah 

menjadi suatu budaya baru yang kerap dinamai dengan budaya kekinian, mulai 

dari gaya berpakaian hingga gaya hidup yang serba instan. 

Teknologi yang sangat terasa perkembangannya pada saat ini salah 

satunya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi secara 

mudahnya dapat diartikan sebagai hasil rekayasa manusia terhadap proses 

penyampaian informasi dari bagian pengiriman ke penerima sehingga 

penyampaian informasi tersebut lebih efisien.2 Teknologi informasi dan 

komunikasi memiliki peran dalam setiap perubahan sosial, mulai dari munculnya 

media cetak, radio, televisi, hingga munculnya internet. Hadirnya internet 

semakin mempermudah akses terhadap media komunikasi tersebut. Kemajuan 

teknologi komunikasi ini membuat para penggunanya merasa memiliki kebebasan 

                                                             
 1 Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran 
pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Lihat : R.F. Nayef Al-
Rodhan and Gerard Stoudmann, Definitions of Globalization : A Comprehensive Overview and a 
Proposed Definition (Program of the Geopolitical Implications of Globalization and Transnational 
Security, 2006), h.3. 

2 Muhammad Hasim, Belajar menjadi pakar informasi teknologi (Bekasi: Adhi Aksara 
Abdi Indonesia, 2010), h.1. 
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untuk berpartisipasi di ruang publik, dan dapat menjalin pertemanan/ 

persahabatan.3 

Salah satu bentuk dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

yakni munculnya berbagai platform media sosial berbasis jaringan internet yang 

dapat menghubungkan setiap manusia secara universal. Sosial media merupakan 

sebuah media online yang saling digunakan di mana pengguna dapat dengan 

mudah bergabung, berinteraksi, berbagi, dan membuat jejaring sosial, forum, dan 

dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.4 

Media sosial dapat digunakan untuk berbagi informasi berupa teks, 

gambar bahkan video secara instan dan dalam waktu singkat. Berita yang terjadi 

di suatu daerah atau negara dapat diketahui secara real time di belahan dunia yang 

lain. Menggunakan media sosial bagi banyak masyarakat dunia telah menjadi 

kebutuhan sekunder baik hanya untuk sekedar menjelajahi dunia maya, bahkan 

ada juga yang bergantung pada media sosial untuk bekerja dan mendapatkan 

penghasilan sebagai pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. 

Munculnya media sosial menyebabkan pola perilaku masyarakat global 

mengalami perubahan baik budaya, etika maupun norma yang ada.. Hal ini 

dikarenakan media sosial dapat dijangkau oleh berbagai kalangan dan usia. Baik 

itu orang dewasa bahkan anak remaja, saat ini hampir semua memiliki dan 

menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memperoleh dan mengirimkan 

informasi kepada publik. Orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain dan 

memperluas pergaulan tanpa memperdulikan jarak dan waktu. Namun seiring 

perkembangan juga kemudahan yang diberikan olehnya, terdapat berbagai 

dampak negatif yang ditimbulkan. Bagi masyarakat umum termasuk di Indonesia, 

                                                             
 3 Karman, “Media Sosial: Antara Kebebasan Dan Eksploitasi”, Studi Komunikasi dan 
Media 18, no. 1 (Januari-Juni 2014), h. 86. 
 

4
 “Media Sosial”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_ 

sosial. (21 Agustus 2021). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_%20sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_%20sosial
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media sosial seakan sudah menjadi candu, tiada hari tanpa membuka jejaring 

sosial, bahkan hampir 24 jam orang-orang tidak lepas dengan smartphone. Efek 

negatif lain dari jejaring sosial adalah mengasingkan orang-orang terdekat dan 

sebaliknya, interaksi tatap muka cenderung berkurang, membuat orang kecanduan 

internet, menyebabkan konflik, masalah privasi, dan terpengaruh oleh orang lain. 

Sosial media sering digunakan untuk berbagi sesuatu terkait keadaan atau 

suasana yang sedang orang rasakan. Hal ini seraya untuk menyampaikan kepada 

dunia maya bahwa seseorang sedang melakukan atau melaksanakan sesuatu. 

Namun adakalanya seseorang yang mengunggah segala hal yang dilakukannya di 

internet hanya untuk sekedar memamerkan sesuatu dengan maksud ingin dipuji 

atas apa yang diunggahnya. Salah satu hal yang sering orang-orang pamerkan di 

media sosial yakni segala pencapaian yang telah diraih, kegiatan atau hal-hal yang 

berbau kemewahan atau bahkan hal sepele seperti gambar makanan yang sedang 

atau ingin dikonsumsi. 

Dalam ajaran agama Islam, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Sang 

Pencipta memang merupakan kewajiban bagi seorang hamba. Keberadaan nikmat 

dan karunia yang diberikan Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya, selain 

memerintahkan untuk bersyukur, Allah swt. juga memerintahkan untuk 

menceritakan nikmat bagi seseorang yang telah menerimanya. Hal ini senada 

dengan firman Allah swt, 

﴾١١﴿ وَأمََّا بنِِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ   
Terjemahnya: 

“Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan (dengan 
bersyukur)”. (QS. Al-Dhuha/93: 11)5 

                                                             
 

5
 Departeman Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. IV (Bandung: 

CV. Penerbit Diponegoro, 2006), h. 596. 
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Mengunggah postingan terkait kenikmatan yang diperoleh di media sosial 

memang hal yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Hal ini dengan tujuan 

dapat diambil hikmah bagi setiap orang yang melihatnya. Namun hal tersebut juga 

bisa berakibat kesalahan apabila tujuan yang diinginkan sebelumnya malah 

melenceng menjadi untuk dipuji dan mendapatkan perhatian netizen. Hal tersebut 

pun menggiring seseorang malah memiliki sifat riya atau lebih dikenal dengan 

istilah pamer. Dalam hal ini, memperlihatkan sesuatu, baik barang atau perbuatan 

baik. Namun dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain untuk mendapat pujian.6 

Islam mengajarkan bahwa memamerkan sesuatu yang kita miliki dengan 

tujuan dipuji atau mendapatkan penghargaan lebih dari orang lain adalah salah 

satu bentuk riya. Pamer dalam Islam adalah hal yang dilarang walaupun manusia 

terkadang khilaf dan suka melakukannya. Salah satu dalil yang menjadi landasan 

hukum dilarangnya perbuatan pamer yakni dalam hadis Nabi saw. sebagai 

berikut: 

ثػَنَا يوُنُسُ حَدَّ  ثػَنَا لَيْثٌ عَنْ يزَيِدَ يػَعْنِِ ابْنَ الْذاَدِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مََْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَفَّ رَسُوؿَ اللَّوِ صَلَّى حَدَّ
رْؾُ الْأَصْغَ  رْؾُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّ وؿَ رُ ياَ رَسُ اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَاؿَ إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَلَيْكُمْ الشِّ

بُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ اللَّوِ قَاؿَ الرِّياَءُ يػَقُوؿُ اللَّوُ عَزَّ وَجَلَّ لَذمُْ يػَوَْـ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزيَِ النَّاسُ بِأَعْمَالذِِمْ اذْىَ 
نػْيَا فَانْظرُُوا ىَلْ تََِدُوفَ عِنْدَىُمْ جَزَاءً   ٚ)رواه أحمد( تػُرَاءُوفَ فِ الد 

Artinya: 

Yunus telah bercerita kepada kami, Laits telah bercerita kepada kami, dari 
Yazid bin Al Had, dari 'Amru, dari Mahmud bin Labid, bahwa Rasulullah 
saw. bersabda: "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian 
adalah syirik kecil." Mereka bertanya: Apa itu syirik kecil wahai 
Rasulullah?. Rasulullah saw. menjawab: "Riya`, Allah 'azza wajalla 
berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan 
atas amal-amal mereka: Temuilah orang-orang yang dulu kau perlihat-
lihatkan di dunia lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan disisi 
mereka?" (HR. Ahmad) 

                                                             
 6 “Riya”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Riya. (21 Agustus 
2021). 
 7 Al-Syaibani, Abu> ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin H}anbal bin Hilal bin Asad. 

Musnad Imam Ahmad bin H}anbal, Juz. XXXIX (Beirut.: Muasasah al-Risalah, 2001), h. 39. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Riya
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Makanan merupakan kebutuhan primer yang diperlukan makhluk hidup. 

Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, akan sulit bagi 

organisme untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Manusia pada umumnya 

mengkonsumsi makanan tiga kali sehari agar mendapatkan gizi dan nutrisi yang 

baik untuk tubuh.  

Dalam ajaran agama manapun, khususnya Islam, dianjurkan untuk berdoa 

sebelum makan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan atas karunia makanan 

yang diberikan. Namun belakangan terdapat kebiasaan baru yang dilakukan 

sebagian masyarakat selain berdoa sebelum makan yakni memotret makanan. 

Hasil gambarnya pun tak sedikit yang diunggah ke media sosial pribadi masing-

masing. Kebiasaan netizen inilah yang sering dijumpai di dunia maya. 

Kebiasaan memotret makanan lalu diposting dimedia sosial telah menjadi 

fenomena sosial yang tren di kalangan masyarakat saat ini. Istilah “Foto dulu 

sebelum makan” pun muncul. Istilah ini merupakan perilaku orang-orang yang 

mengambil gambar dari hidangan mereka dengan kamera digital atau smartphone 

sebelum mereka santap. Hal ini sangat sering dijumpai dan pelakunya dari 

berbagai kalangan masyarakat. Dari orang dewasa hingga anak-anak, mulai dari 

ibu-ibu bahkan hingga anak remaja. Ada yang mengunggahnya karena merasa 

bersyukur dapat makan makanan yang diinginkan, ada yang sekedar 

mengunggahnya hanya untuk mengikuti tren, atau bahkan memang bertujuan 

memperlihatkan ke dunia maya bahwa yang ia makan adalah makanan yang 

mahal atau mewah.  

Kebiasaan netizen inilah yang menimbulkan polemik dikalangan 

masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa perbuatan tersebut hanyalah bentuk 

kesyukuran semata atas nikmat yang diterimanya. Namun tidak sedikit pula pihak 

yang menganggap bahwa hal tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada 
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perbuatan riya yang tak sejalan dengan ajaran Islam. Mengunggah gambar 

makanan di media sosial juga dapat menimbulkan masalah jika melihat ke sudut 

pandang yang lain. Pengguna media sosial saat ini yang berasal dari berbagai 

kalangan masyarakat, juga ada yang berasal dari masyarakat kelas bawah. Jarang 

sekali seseorang yang mengunggah gambar makanan di media sosial memikirkan 

nasib orang lain yang melihat unggahan mengenai foto makanan yang 

dipamerkannya. Jika ada seseorang yang tengah lapar dan melihat foto unggahan 

makanan tersebut, maka orang itu hanya bisa memandang makanan yang 

diunggah tanpa bisa merasakannya. Hal inilah yang kadang tak terpikirkan oleh 

kebanyakan masyarakat dunia maya saat ini ketika melakukan kebiasaan tersebut.  

Maka dari itu, mengunggah postingan ke media sosial tergantung niat dan 

tujuan seseorang agar tidak menjerumuskan ke dalam perbuatan riya. 

Sebagaimana dalam hadis Nabi saw, 

ثػَنَا الحمَُيْدِي  عَبْدُ اللَّوِ بْنُ  ثػَنَا يََْيََ بْنُ سَعِيدٍ الأنَْصَاريِ ، حَدَّ ثػَنَا سُفْيَافُ، قَاؿَ: حَدَّ الز بػَيْرِ، قَاؿَ: حَدَّ
، يػَقُوؿُ: سََِ  ، أنََّوُ سََِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ عْعُ عُمَرَ بْنَ قَاؿَ: أَخْبػَرَنِ مََُمَّدُ بْنُ إِبػْرَاىِيمَ التػَّيْمِي 

عْعُ رَسُوؿَ اللَّوِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يػَقُوؿُ: الَخطَّابِ رَضِ  اَ الَأعْمَاؿُ »يَ اللَّوُ عَنْوُ عَلَى الدنِْبََِ قَاؿَ: سََِ إِنََّّ
اَ لِكُلِّ امْرئٍِ مَا نػَوَى، فَمَنْ كَانَعْ ىِجْرَتوُُ إِلَى دُنػْيَا يُصِيبػُهَا، أَوْ إِلَى امْرأَةٍَ  يػَنْكِحُهَا،  باِلنػِّيَّاتِ، وَإِنََّّ

 8فَهِجْرَتوُُ إِلَى مَا ىَاجَرَ إِلَيْوِ 
Artinya: 

Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair telah menceritakan kepada kami dia 
berkata: Sufyan Telah menceritakan kepada kami yang mengatakan: bahwa 
Yahya bin Sa'id Al Anshari Telah menceritakan kepada kami berkata: 
Muhammad bin Ibrahim At Taimi telah mengabarkan kepada kami bahwa 
dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata: saya pernah 
mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata: saya mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan 
(balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan, Barangsiapa 
niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang 
perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia 
diniatkan". 

                                                             
 8 Al-Bukha>ri>, Muhammad bin Ismail bin Ibra>him bin Mugi>rah bin Bardizbah. S}ahi>h al-
Bukha>ri>, Juz. I (Beirut: Dar al Kitab al Ilmiyah, 1992) h. 6. 
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Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis pun tertarik 

mengangkat pembahasan dengan judul “Pamer Makanan di Media Sosial 

Perspektif Hadis Nabi (Suatu Kajian Tahlili Terhadap Hadis Tentang 

Riya)”. Penulis hendak menjelaskan bagaimana hadis Nabi saw memandang 

kebiasaan memotret makanan lalu diunggah di media sosial yang menjadi 

kebiasaan netizen saat ini. 
 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis merumuskan 

masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas hadis tentang riya? 

2. Bagaimana kandungan hadis tentang riya? 

3. Bagaimana implementasi hadis tentang riya terhadap fenomena pamer 

makanan di media sosial? 
 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

1. Pengertian Judul 

 Judul skripsi ini adalah “Pamer Makanan di Media Sosial Perspektif 

Hadis Nabi (Suatu Kajian Tahli>li Terhadap Hadis Tentang Riya).” Pertama 

untuk membahas skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis akan 

memberikan gambaran mengenai pengertian dari judul ini yaitu: 

a. Pamer Makanan 

Pamer makanan merupakan sebuah kegiatan mengekspos atau 

memperlihatkan makanan yang dimiliki untuk dilihat oleh orang lain agar 

mendapat pujian. 

b. Media Sosial 
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Media sosial adalah media online yang memungkinkan pengguna untuk 

dengan mudah terlibat, berbagi, dan membuat konten, termasuk blog, jejaring 

sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Jejaring sosial adalah situs dimana setiap 

orang mampu menciptakan web halaman pribadi, lalu terhubung menggunakan 

sahabat-sahabat buat mengembangkan berita dan berkomunikasi. apabila media 

tradisional memakai media cetak dan media broadcast, maka media umum 

memakai internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik buat 

berpertisipasi menggunakan memberi donasi dan feedback secara terbuka, 

memberi komentar, dan membagi berita pada waktu yang cepat dan tidak 

terbatas. 

c. Perspektif Hadis 

“Perspektif” adalah cara melukiskan atau cara pandang suatu benda dan 

perbuatan yang memiliki tolok ukur, baik itu panjang, pendek, lebar, 

sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain.9 Sedangkan “hadis” 

adalah setiap hal yang disandarkan kepada Nabi saw. Baik berupa perkataan, 

perbuatan, ketetapan (taqrir), maupun sifat Nabi Muhammad saw. Ada pula 

yang mendefinisikan sebagai apa-apa yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad saw. baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat.10 Kata 

“hadis” dalam KBBI adalah perkataan, perbuatan, taqrir (keputusan) Nabi 

Muhammad. yang diperintahkan atau diucapkan oleh para sahabat untuk 

menafsirkan dan menegakkan hukum Islam. Hadits juga merupakan sumber 

ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an.11 

                                                             
9 Happy El Rais, Kamus Ilmiah Populer, Membuat Berbagai Kata dan Istilah Dalam 

Bidang Politik, Sosial, Budaya, Sains dan Teknologi, Psikologi, Kedokteran Pendidikan 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 486. 

10 M. Mashuri Mochtar, Kamus istilah Hadis, Cet. 1 (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1435 
H), h. 139 
 11 “Hadis”, Kemendikbud RI, KBBI V [CD-ROM]. Diakses pada: 21 Agustus 2021. 
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Dari kedua definisi diatas, maka perspektif hadis dapat diartikan 

sebagai upaya menjelaskan sesuatu hal menggunakan sudut pandang hadis 

Nabi Muhammad saw. Adapun cara yang digunakan yakni menggunakan 

kajian tahli>li. Kata “Tahli>li” berasal dari bahasa Arab  حلا -يَل  –حل  yang 

berarti menguraikan, memecahkan dan pembebasan.12 Metode Tahli>li adalah 

menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan menjelaskan segala aspek yang 

terkandung di dalamnya, serta memaknai makna-makna yang tersirat di 

dalamnya sesuai dengan kecenderungan pensyarah.13 

2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut diatas, yang menjadi objek 

kajian dalam penelitian ini adalah fenomena pamer makanan yang marak dijumpai 

di media sosial menggunkan interpretasi terhadap hadis tentang riya. Penulis juga 

memberikan interpretasi lain dengan menghubungkan hadis tersebut dengan 

hadis-hadis lain yang setema serta ayat-ayat al-Qur‟an menggunakan metode 

kajian tahli>li. Metode tahli>li digunakan agar dapat menghasilkan penjelasan yang 

lebih rinci dan detail mengenai fenomena pamer makanan di media sosial tersebut 

ditinjau dari perspektif hadis Nabi. 
 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka penting untuk diketahui sejauhmana penelitian dan kajian 

terhadap tema, serta untuk memberikan pembeda dengan penelitian yang satu 

dengan penelitian yang lain. Hal ini ditujukan untuk agar penelitian ini dapat 

dipertanggung jawabkan dan terhindar dari unsur duplikat. Penulis menemukan 

                                                             
 12 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, Cet. XIV 
(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 291. 
 13 Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Studi Hadis: Ontologi, Epistemologi, dan 
Aksiologi, Cet. I (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 138. 
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beberapa hasil penelitian yang berhubungan secara langsung maupun tidak secara 

langsung dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya yaitu: 

1. Jurnal yang ditulis oleh Annisa Dwi Kurniawati berjudul Post Before 

Eating: Motif Generasi Milenial Ponorogo dalam Fenomena Kuliner 

Kekinian. Jurnal yang ditulis oleh mahasiswi IAIN Ponorogo ini meneliti 

terkait kecenderungan dan kebiasaan para generasi milenial atau anak 

remaja yang ada di daerahnya yang kerap mengunggah gambar makanan 

kekinian ke media sosial pribadinya masing-masing. Penulis memaparkan 

penjelasannya dengan dibumbui hasil wawancara dengan beberapa 

informan yang ditemuinya. Penulis pun menutup penjelasannya dengan 

mengklasifikasikan motif-motif yang mendasari mengapa para generasi 

milenial kerap melakukan hal tersebut. 14 

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Mufid yang berjudul Konsep Riya’ 

Menurut Al-Ghazali. Skripsi ini menjelaskan mengenai salah satu penyakit 

hati yang tercela dalam ajaran agama Islam yakni riya’. Dalam 

penjelasannya, penulis terlebih dahulu memaparkan apa itu riya’ serta 

pandangan tokoh-tokoh sufi terkait penyakit hati tersebut. Setelah itu 

penulis memaparkan secara rinci terkait konsep riya‟ menurut Imam Al-

Ghazali dengan sistematis dan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami.15 

3. Jurnal yang ditulis oleh Mahyuddin yang berjudul Social Climber Dan 

Budaya Pamer: Paradoks Gaya Hidup Masyarakat Kontemporer. 

Penelitian berupa jurnal ini memberikan gambaran mengenai bentuk-

bentuk fenomena sosial imbasan dari budaya konsumsi seperti munculnya 

                                                             
 14 Annisa Dwi Kurniawati, “Post Before Eating: Motif Generasi Milenial Ponorogo dalam 
Fenomena Kuliner Kekinian”, Junal Sosiologi Reflektif 14, no. 2 (April 2020): h. 271-285. 
 15 Mohammad Mufid, “Konsep Riya‟ Menurut Al-Ghazal”, Skripsi (Jakarta: Fak. 
Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2018). 
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sosial climber (panjat sosial) dan penyebaran masyarakat yang 

menyombongkan diri dalam kehidupan dewasa. Penulis juga mengeksplor 

perilaku ini tidak hanya berdasarkan pengalaman browsing dalam 

kehidupan sosial sehari-hari, tetapi penulis juga mengamati perkembangan 

pesat perilaku ini di media sosial. Maka dari itu penulis juga memeriksa 

bagaimana aktivitas mereka setiap kali kita melihatnya sebagai bagian dari 

kehidupan sehari-hari dan kemudian mengembangkan model hubungan 

yang bermakna di balik itu.16 

4. Skripsi yang ditulis oleh Rahmandika Syahrial Akbar yang berjudul Peran 

Media Sosial Dalam Perubahan Gaya Hidup Remaja di SMA 

Muhammadiyah 3 Surabaya. Penelitian berupa skripsi ini menjelaskan 

terkait media sosial serta dampak yang ditimbulkan bagi para 

penggunanya terutama bagi kalangan remaja. Penulis menjelaskan bahwa 

media sosial dapat merubah gaya hidup para remaja saat ini dengan 

memaparkan berbagai contoh jejaring sosial yang kerap digunakan oleh 

para remaja. Kemudian penulis mengaitkan penjelasannya dengan 

mengamati kebiasaan bermedia sosial para remaja di SMA 

Muhammadiyah 3 Surabaya. 17 
 

E. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian pada hakikatnya adalah suatu cara ilmiah untuk 

mengumpulkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini akan 

menyajikan hadis mengenai riya yang dijadikan sebagai hadis rujukan untuk 

membahas penelitian mengenai fenomena pamer makananyang marak dijumpai di 

                                                             
 16 Mahyuddin, “Social Climber Dan Budaya Pamer: Paradoks Gaya Hidup Masyarakat 
Kontemporer”, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner 2, no. 2 (Juli-Desember 2017): h. 117-135. 
 17 Rahmandika Syahrial Akbar, “Peran Media Sosial Dalam Perubahan Gaya Hidup 

Remaja Di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya”, Skripsi (Surabaya: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas AIrlangga, 2018). 
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media sosial saat ini. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research). Kajian dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari 

sembilan kitab hadits (kutub al-tis’ah)18 yang standar terutama kitab Musnad 

Ahmad. Kemudian dilakukan analisis terhadap hadis yang diteliti, melakukan 

kritik sanad maupun matan dan menganalisa syarah hadis. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan Ilmu 

Hadis. Pendekatan Ilmu Hadis menjadi pendekatan yang utama dalam penelitian 

ini. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada kaidah hadis yang telah 

ditetapkan oleh para ulama. Hal ini dimaksudkan untuk menguji tingkat otentitas 

hadis. Langkah yang dilakukan dengan melihat ketersambungan antar sanad hadis 

(ittis}a>l al-Sanad),19 seluruh periwayat bersifat ‘adl20 dan d}abit,21 terhindar dari 

syaz}22 dan ‘illat.23  

                                                             
 18 Kitab Hadis Sembilan atau yang biasa disebut Kutub al-Tis‘ah merupakan kitab hadis 
rujukan utama oleh peneliti hadis. Adapun kitabnya yaitu:1) Shahih al-Bukhari, 2) Shahih Muslim, 
3) Sunan alTurmuzi, 4) Sunan Abu Dawud, 5) Sunan al-Nasa‟i, 6) Sunan Ibnu Majah, 7) Sunan al-
Darimi, 8) Muwatta’ Imam Malik, dan 9) Musnad Ahmad ibn Hanbal. 

19 Ittisal al-Sanad ialah setiap perawi hadis mendengar hadis yang diriwayatkannya dari 
orang yang berbeda di atasnya secara langsung dimana saja tanpa ada perawi yang dihilangkan. 
Abu Syuhbah Muhammad bin Muhammad bin Suwailim, al-Wasit fi ‘Ulum wa Mustalah al-Hadis 
(t.t: Dar al-Fikr al-„Arabi, t.th), h. 225; dikutip dalam Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik 
Sanad Antara Normativitas dan Historisitas, Cet. I (Gowa: Pustaka Almaida, 2019), h. 33.   

20 Maksud dari keadilan perawi ialah perawi yang berperilaku adil/lurus dalam agama 
serta memenuhi kriteria seperti muslim, balig, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan 
menjaga muru’ah. Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad Antara Normativitas dan 
Historisitas, h. 48-49.   

21 Dabit dalam istilah muhaddisin adalah sikap penuh kesadaran dan tidak lalai, kuat 
hafalannya bila hadis yang diriwayatkan berdasarkan hafalan, benar tulisannya manakalah hadis 
yang diriwatatkan berdasarkan tulisan, dan jika meriwayatkan secara makna, maka ia pintar 
memilih kata-kata yang tepat digunakan sehingga tidak tercampur aduk dengan catatan-catatan 
lain. Lihat: al-Halbi, Nur al-Din Muhammad „Itr. Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis, Cet. III 
(Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 66.   

22 Ulama berbeda pendapat tentang pengertian syaz. Menurut Imam al-Syafi‟i, suatu hadis 

tidak dinyatakan sebagai mengandung syuzuz, bila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang 



13 
 

 
 

Untuk penguatan analisa otentitas hadis, maka akan digunakan beberapa 

bentuk pendekatan ilmu tambahan yaitu, ilmu rija>l al-hadi>s\24 atau biasa juga 

disebut dengan ilmu tarikh al-ruwa>t25 dan ilmu al-jarh wa al-ta’di>l.26 Untuk 

mengetahui makna dan kandungan hadis, digunakan ‘ilm Ma’a>ni> al-H{adi>s\27 serta 

teknik interpretasi hadis agar mendapatkan pemahaman yang dapat disesuaikan 

pada zaman sekarang.  

3. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini berasal dari data 

yang bersifat primer (pokok) dan sekunder (tambahan/pelengkap), yaitu sebagai 

berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah  

kitab-kitab standar hadis dalam kutub al-tis’ah, kitab syarah, buku hadis, dan 

                                                                                                                                                                       
periwayat yang siqah, sedang periwayat yang siqah lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Barulah 
suatu hadis dinyatakan mengandung syuzuz, bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat 
yang siqah tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan banyak periwayat yang juga 
bersifat siqah. Lihat: Ismail, M. Syuhudi. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 
1988), h. 144.   

23 Pengertian ‘Illat menurut istilah ilmu hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn 
al-Salah dan al-Nawawi, ialah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis. 
Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak 
sahih. Lihat: M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 152.   

24 Ilmu rijal al-hadis adalah cabang ilmu yang membahas tentang hal-ihwal para perawi 
hadis, baik dari sahabat, tabi‟in, maupun orang-orang setelahnya. Ilmu ini sangat penting karena 
terkait kualitas hadis yang diriwayatkan, apakah diterima (maqbul) atau ditolak (mardud). Lihat: 
Mochtar, M. Mashuri. Kamus Istilah Hadis, h. 158.   

25 Cabang ilmu yang fungsinya untuk mengetahui para rawi hadis dari sisi hubungannya 
dan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Lihat: Mochtar, M. Mashuri. Kamus Istilah Hadis, 
h. 105.   

26 Cabang ilmu yang menerangkan tentang catatan-catan yang dihadapkan para perawi 
dan tentang kecacatan para perawi (jarh) dan keadilan mereka (ta’dil) dengan memakai kata-kata 
yang khusus untuk menerima atau menolak riwayat mereka, sekaligua tentang martabat-martabat 
dari kata-kata tersebut. Lihat: Mochtar,  M. Mashuri. Kamus Istilah Hadis, h. 131.   

27 ‘Ilm Ma’a>ni> al-H{adi>s\ adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-ihwal kata Arab, 
sesuai dengan keadaannya, sehingga terjadi perbedaan pandangan tentang suatu kalimat karena 
perbedaan keadaan. Lihat: Ahmad, Arifuddin. Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’a>ni> 
al-H{adis, Cet. II (Makassar: Alauddin University Press. 201 3), h. 5. 
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buku ilmu hadis. Penulis menghimpun hadis-hadis yang membahas tentang 

riya atau pamer. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah 

al-Qur‟an, kitab hadis, buku, jurnal, dan skripsi serta hasil penelitian lainnya 

yang berkaitan dengan kebiasaan pamer makanan dan media sosial. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode Takhrij al-Hadis28 yakni 

mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan judul. Data yang diperoleh dari 

Takhrij al-Hadis diidentifikasi kemudian diklasifikasi. Penelitian ini bersifat 

deksriptif dan eksplanasi karena menjelaskan kualitas, keakuratan dan analisis 

suatu aspek hadis Nabi saw. dan mengembangkan sesuatu yang telah diteliti. 

Peneliti juga melakukan riset di berbagai tempat untuk mencari hasil penelitian 

mengenai fenomena pamer makanan dan media sosial baik yang berbentuk fisik 

maupun karya digital. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data hasil dari riset yang dilakukan sebelumnya menggunakan 

langkah-langkah metode tahli>li, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Menjelaskan kualitas hadis yang diteliti baik dari segi sanad maupun 

matan. 

b. Menganalisis kosa kata atau syarah al-mufradat. 

c. Menerangkan hubungan hadis yang diteliti dengan ayat al-Qur‟an atau 

hadis lain yang memiliki keterkaitan makna. 

                                                             
28 Takhrij al-Hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis dalam berbagai kitab hadis 

(sebagai sumber asli dan hadis yang bersangkutan), baik menyangkut materi atau isi (matan) 
maupun jalur periwayatan (sanad) hadis yang dikemukakan. M. Agus Solahusin dan Agus Suyadi, 
Ulumul Hadis, Cet. III (t.t: Pustaka Setia, 2017), h. 191. 
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d. Menjelaskan secara historis sebab munculnya hadis (asbab al-wurud).29 

e. Menjelaskan kandungan dan hikmah dari hadis yang diteliti. 

Setelah mengolah data sesuai metode tahlili diatas, selanjutnya melakukan 

analisis terhadap sanad dan matan hadis yang diteliti dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Melakukan i„tibar30 untuk menentukan sya>hid31  dan mutabi„32 pada hadis 

kemudian melengkapinya dengan skema hadis. 

b. Melakukan kritik sanad dari hadis-hadis yang menjadi objek penelitian 

c. Melakukan kritik terhadap matan hadis pada semua lafal hadis yang 

diriwayatkan, sehingga dapat mengetahui terjadinya ziya>dah,33 idraj34 dan 

inqila>b,35 serta melihat periwayatan secara ta>mm36 dan naqis37 pada matan 

                                                             
 29 Asbab al-wurud hadis adalah ilmu yang membahas tentang sebab-sebab atau peristiwa 
yang terjadi sehingga hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah saw. Lihat: Al-Qardhawi, Yusuf. 
Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw., terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), h. 
132. 

30 I’tibar adalah proses observasi atau penyelidikan terhadap beberapa jalur isnad yang 
diduga sendirian (fard), untuk mengetahui apakah ada orang lain yang meriwayatkan hadis atau 
tidak, sehingga nantinya diketahui apakah hadis tersebut mempunyai mutabi’ atau syahid (penguat 
atau pendukung) atau tidak. Lihat: Mochtar, M. Mashuri. Kamus Istilah Hadis, h. 80. 

31 Dalam ilmu hadis, kata syahid dimaksudkan sebagai hadis pendukung terhadap hadis 
lain yang diriwayatkan oleh rawi yang berbeda terhadap hadis yang sama. Lihat: Mochtar, M. 
Mashuri. Kamus Istilah Hadis, h. 188. 

32 Mutabi’ adalah hadis yang menyamai hadis lain dalam periwayatan untuk hadis yang 
sama, mulai dari gurunya, atau guru-gurunya, dan dalam redaksi hadisnya, tapi tidak dalam 
maknanya. Lihat: Mochtar, M. Mashuri. Kamus Istilah Hadis, h. 261. 

33 Ziyadah ialah tambahan perkataan perawi yang siqah yang biasanya terletak pada pada 
akhir matan.Tambahan itu berpengaruh pada kualitas matan jika merusak makna matan. Yusuf bin 
Hasyim bin‟Abid al-Lihyani, Juz 1 (t.d), h. 35; dikutip dalam Radhie Munadi, “Hadis Sifat Nabi 
Muhammad saw (Studi Ma‟ani al-Hadis dan Implementasinya pada Jamaah an-Nadzir)”, Skripsi 
(Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar ,2015), h. 69. 

34 Idraj adalah adanya tambahan kalimat dari sebagian perawi, sehingga pendengarnya 
bahwa tambahan itu bagian dari matan asli.Tambahan tersebut terkadang berada di awal matan, 
tengah atau akhir matan. Lihat: Radhie Munadi, “Hadis Sifat Nabi Muhammad saw (Studi Ma‟ani 

al-Hadis dan Implementasinya pada Jamaah an-Nadzir)”, Skripsi, h. 68. 
35 Maqlub atau Inqilab ialah hadis yang terjadi pemutarbalikan pada lafal hadis atau nama 

periwayat atau nasabnya pada sanad dengan mendahulukan apa yang mestinya diakhirkan atau 
mengakhirkan apa yang mestinya didahulukan atau meletakkannya bukan pada tempatnya. Lihat: 
Abdul Gaffar, “Telaah Kritis Atas ‘Illal al-Hadis Dalam Kaidah Kesahihan Hadis (Sebuah 
Rekonstruksi Metodologis)”, Disertasi (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015):  
h. 231. 
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hadis. Hal ini juga bertujuan untuk untuk mengidentifikasi apakah terjadi 

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

(riwayah bi al-ma’na).  

F. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan  

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat di lihat bahwa tujuan dari 

penelitiaan ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang riya. 

b. Untuk mengetahui kandungan hadis tentang riya. 

c. Untuk mengetahui implementasi hadis tentang riya terhadap fenomena 

pamer makanan di media sosial. 

2. Manfaat 

Adapun manfaat yang sekiranya diharapkan dapat terjadi setelah membaca 

hasil penelitian ini yakni: 

a. Dapat menambah wawasan keilmuan mengenai hadis-hadis Nabi terkait 

pamer dan segala penjelasannya serta tentang media sosial dan fenomena 

yang marak dijumpai di dalamnya. 

b. Dapat menjadikan seseorang lebih bijak dalam bermedia sosial dengan 

memilah apa yang baik dan kurang baik diperlihatkan di dunia maya. 

 

                                                                                                                                                                       
36 Tamm adalah periwayatan hadis yang mengemukakan semua matan hadis seperti yang 

diwurudkan Rasulullah saw. Lihat: Ahmad, Arifuddin. Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian 
Ilmu Ma’ani al-Hadis, Cet. II (Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 34. 

37 Naqis adalah periwayatan hadis dengan mengemukakan sebagaian matan hadis seperti 
yang diwurudkan oleh Rasulullah saw. Lihat: Ahmad, Arifuddin. Metodelogi Pemahaman Hadis: 
Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 35. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PAMER MAKANAN 

DI MEDIA SOSIAL 

A. Pamer Makanan di Media Sosial 

1. Pengertian Pamer Makanan 

 Kata “pamer” menurut KBBI yaitu untuk menunjukkan sesuatu yang 

dimiliki kepada orang lain untuk tujuan memperlihatkan kelebihan atau 

keunggulan untuk dibanggakan.38 Sedangkan kata “makanan” adalah segala 

sesuatu yang dapat dimakan atau dimasukkan ke dalam tubuh untuk membentuk 

atau menggantikan jaringan tubuh, menyediakan energi, atau mengatur proses 

dalam tubuh.39 Berdasarkan dua makna tersebut, pamer makanan dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan mengekspos atau memperlihatkan makanan yang dimiliki 

untuk dilihat oleh orang lain guna mendapatkan sebuah pujian. 

 Pamer dan pameran sekilas merupakan dua terminologi yang sama. 

Namun jika dikaji lebih lanjut, pamer dan pameran memiliki tujuan berbeda. 

Meskipun kata “pameran” berasal dari kata “pamer” yang dalam KBBI berarti 

pertunjukan (karya seni, barang hasil produksi, dan sebagainya),40 pameran lebih 

bertujuan untuk mempromosikan dan memberikan informasi terkait sesuatu 

sehingga orang lain menjadi tertarik dan menggunakannya. Sedangkan pamer 

tujuannya lebih ke memperlihatkan hal milik pribadi kepada orang lain dengan 

tujuan mengharapkan pujian dan lebih suka jika orang lain tidak memiliki hal 

tersebut. Ide dasar pameran memang karena sifat alamiah manusia untuk pamer, 

namun kesannya lebih positif, sedangkan pamer sifatnya negatif karena hanya 

mengutamakan kepentingan pribadi seseorang. 

                                                             
 38 “Pamer”, Kemendikbud RI, KBBI V [CD-ROM]. Diakses pada: 21 Agustus 2021. 
 39 “Makanan”, Kemendikbud RI, KBBI V [CD-ROM]. Diakses pada: 21 Agustus 2021. 
 40 “Pameran”, Kemendikbud RI, KBBI V [CD-ROM]. Diakses pada: 15 Maret 2022. 
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Maka dari itu “makanan” yang dimaksud dalam pengertian “pamer 

makanan” yakni makanan yang sifatnya pribadi atau yang dimiliki seseorang. 

Makanan yang hendak dikonsumsi pribadi dan tidak bermaksud untuk 

membaginya kepada orang lain.  

2. Motif Mengunggah Postingan Makanan di Media Sosial 

 Media sosial merupakan sebuah media online, Jejaring sosial adalah situs di 

mana setiap orang dapat membuat profil dan kemudian terhubung dengan teman-teman 

untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial menawarkan berbagai fitur 

yang dapat digunakan pengguna, salah satunya adalah fitur berbagi cerita dan status. 

Milenial sering menggunakan fitur ini untuk berbagi momen dari kehidupan mereka 

dengan teman-teman, termasuk ketika mereka akan menikmati makanan lezat. 

Mengambil gambar makanan dan mempostingnya di media sosial adalah fenomena 

global.41 

 Kebiasaan memotret makanan lalu diposting dimedia sosial telah menjadi 

fenomena sosial yang tren di kalangan masyarakat saat ini. Istilah “Foto dulu 

sebelum makan” pun muncul. Istilah ini merupakan perilaku orang-orang yang 

mengambil gambar dari hidangan mereka dengan kamera digital atau smartphone 

sebelum mereka santap. Hal ini sangat sering dijumpai dan pelakunya dari 

berbagai kalangan masyarakat.  

 Adapun beberapa motif orang mengunggah gambar makanan di sosial 

media yaitu:42 

a. Motif Because, yakni mengunggah sesuatu karena ada alasan tersendiri, 

seperti seseorang yang memiliki usaha di bidang kuliner menyatakan 

                                                             
 41 Annisa Dwi Kurniawati, “Post Before Eating: Motif Generasi Milenial Ponorogo dalam 
Fenomena Kuliner Kekinian”, Junal Sosiologi Reflektif 14, no. 2 (April 2020): h. 273. 
 42 Jiang Zhu et al., “Post, Eat, Change: The Effects of Posting Food Photos on 

Consumers‟ Dining Experiences and Brand Evaluation,” Journal of Interactive Marketing 46, no. 
xxxx (2019): 101–12, https://doi.org/10.1016/j.intmar.2018.10.002. 
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bahwa alasannya mem-posting kuliner kekinian ialah semata-mata sebagai 

tuntutan pekerjaan yakni untuk mempromosikan makanan mereka. Bisa 

juga karena untuk memberikan informasi atau laporan terhadap orang-

orang tertentu terkait makanan yang dikonsumsi, seperti seorang anak 

yang memberikan kabar kepada orang tuanya di kampung halaman bahwa 

ia memakan suatu makanan tertentu. 

b. Motif In Order To, berhubungan dengan tindakan seseorang berdasarkan 

masa depan atau dapat dikatakan sebagai tindakan seseorang yang 

dilandasi tujuan akan masa depan. Secara umum, seseorang melakukan 

tindakan posting foto kuliner dengan tujuan untuk kebutuhan 

mengekspresikan diri. Seperti seseorang yang baru saja membuat sebuah 

resep makanan baru lalu mengunggah foto hasil makanannya di media 

sosial. Hal tersebut sekedar bertujuan mengekspresikan dirinya bahwa ia 

adalah seorang pembuat makanan. Jika makanan yang dibuatnya 

kemudian memiliki peminat, bisa saja ia menjualnya dengan metode pre 

order. Bisa juga seperti seseorang yang menggeluti dunia food 

photography. Hobi atau kesenangan pada food photography menjadi motif 

mengunggah foto kuliner di media sosial dengan memperhatikan seni dan 

estetika dari foto tersebut. hal itu guna mengekspresikan dirinya di 

kemudian hari agar menjadi seorang professional dalam fotografi 

makanan.  

c. Existing, yakni kecenderungan ingin dilihat dan diperhatikan oleh orang 

lain. Keinginan untuk selalu diperhatikan dan dianggap „ada‟ oleh orang 

lain menjadi alasan utama ketika mereka membagikan sesuatu di media 

sosial. Bagi mereka, eksistensi diri itu penting. Selalu tersedianya konten 

di akun media sosial merupakan hal yang mereka „perjuangkan‟. Tidak 
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sedikit orang di tipikasi ini memiliki sifat yang cenderung cuek atau tidak 

peduli terhadap komentar pengguna lain. Mereka merasa bahwa akun 

media sosial yang mereka miliki merupakan hak otoritas mereka sehingga 

mereka bebas untuk menggunakan akun media sosial mereka dengan 

tujuan utama adalah agar tetap dianggap „ada‟ dan tetap up to date 

mengikuti tren masa kini. Contohnya yakni mengunggah foto makanan 

untuk kepentingan pribadi. 

3. Hubungan Antara Pamer Makanan di Media Sosial dan Riya  

 Pamer dalam ajaran agama Islam sering dikaitkan dengan istilah riya. Kata 

riya diambil dari asal kata ru`yah yang berarti orang yang mencintai ketika dilihat 

orang lain. Kemudian dia melakukan perbuatan baik dengan maksud agar mereka 

memujinya.  Riya atau pamer ini bisa juga terjadi ketika seseorang melakukan 

sesuatu dengan niat agar dipuji dan disanjung oleh orang lain.43 

 Imam Al-Ghazali memberikan pemahaman tentang riya menemukan 

tempat di hati orang dengan menunjukkan kepada mereka hal-hal baik tertentu.44 

Di dalam kitab yang lain, al-Ghazali mendefinisikan riya sebagai mengejar 

ketenaran atau status dengan menggunakan ibadah.45 Makna riya dijelaskan oleh 

al-Ghazali dalam kitab Ihya` dan kitab-kitab lain yang memiliki arti yang sama, 

yaitu menunjukkan kebaikan, derajat, kedudukan di hati manusia dengan 

perbuatan selain ibadah, dan terkadang juga ibadah.46 Adapun riya menurut 

Muhammad Ali Ba'athiyah terdiri dari mencari kedudukan dan kemuliaan di 

hadapan orang dengan amal perbuatan yang berhubungan dengan pekerjaan 

                                                             
 43 Syaikh Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, Riya' Penyakit Akut yang Mengerikan, Terj. 
Abu Umamah Arif Hidayatullah, (T.t.: IslamHouse.com, 2013), h. 6.  
 44 Al-Ghazali, Mutiara Ihya’ Ulumuddin,  Penerjemah Irwan Kurniawan, (Bandung: 
Penerbit Mizan, 1999), h. 285. 
 45 Al-Ghazali, Membersihkan Hati dari Akhlak yang Tercela, Penerjemah Ahmad 
Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, tt), h.136 
 46 Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin: Menghidupkan kembali Ilmu-ilmu agama, Penerjemah 
Ibnu Ibrahim Ba‟adillah, h. 291. 
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akhirat. Misalnya mendirikan shalat, puasa, sedekah, menunaikan haji dan 

membaca Al-Qur'an agar mendapat pujian dan kemuliaan dari orang yang 

melihatnya.47 Sedangkan menurut Abdullah bin Husain, riya adalah melakukan 

amal perbuatan karena manusia.48 Pada dasarnya, riya adalah suatu perbuatan 

yang dilakukan di depan seseorang atau orang banyak, tetapi dimaksudkan untuk 

mendapatkan perhatian dan pujian mereka. 

 Jadi, riya merupakan keinginan pamer agar dilihat orang lain. Semakin 

populer kelebihan, keunggulan atau kesuksesan diketahui orang lain, maka itulah 

yang dinikmati sebagai sumber kebahagiaan. Pamer makanan di media sosial 

dapat dikategorikan sebagai perbuatan riya jika seseorang memamerkan makanan 

yang hendak dikonsumsinya secara pribadi tanpa niatan untuk membaginya 

kepada orang lain. Tujuannya memamerkan di media sosial hanya untuk 

mendapatkan pujian atau perhatian dari orang lain sebagai bagian dari eksistensi 

dirinya sendiri. 

B. Kaidah Kes}ahi>han Hadis 

 Hadis adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi saw. atau sahabat 

atau tabiin, baik perkataan, perbuatan, taqri>r (pengakuan) maupun sifat beliau. 

Dalam pengertian lain, menurut ahli Us}u>l adalah segala sesuatu yang datang dari 

Nabi (selain al-Qur‟an), baik perkataan, perbuatan dan taqri>r yang pantas menjadi 

dalil hukum shara`; menurut para ahli Fiqih adalah segala sesuatu yang datang 

dari Nabi saw. yang tidak berkaitan dengan fard}u dan wajib; menurut ahli 

Tas}awwuf adalah lawan bid`ah yaitu segala hal yang diperintah atau dilarang oleh 

shara.49 Dari berbagai definisi tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan hadis 

sangat penting diketahui dan dipelajari bagi umat Islam. Maka dari itu, sebuah 

                                                             
 47 Muhammad Ali Ba‟athiyah, Suluk: Pedoman Memperoleh Kebahagiaan Dunia 
Akhirat, Penerjemah Hasan Suaidi, (Bantul :CV. Layar Creativa Mediatama, 2015), h.134. 
 48 Abdullah bin Husain, Sullamal – Taufik, (Surabaya: Kharisma, tt), h.63. 
 49 Muh}ammad Ibn ̀Alawq̀i> al-Ma>liki>, al-Manhall …, 8-9. 
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penelitian terhadap hadis musti dilakukan guna memahami secara mendalam akan 

suatu hadis. 

 Ada beberapa argumen yang mendasari pentingnya penelitian hadis, 

yakni: Pertama, terkait hadis sebagai sumber Islam kedua; Kedua, berkaitan 

dengan sejarah hadis. Argumen historis ini mencangkup mengapa tidak semua 

hadis tertulis pada masa Nabi; ternyata ada pemalsuan hadis; bahwa proses 

kodifikasi hadis telah berlangsung cukup lama; sejumlah besar kitab hadis dengan 

metode dan kualifikasi penyusunan yang beragam; serta telah terjadi proses 

transformasi hadis secara makna (riwayat bi al-ma’na)50 

 Hadis memiliki dua klasifikasi umum yakni: Pertama, dari segi kuantitas: 

mutawatir51 dan ahad.52 Kedua, dari segi kualitas: s}ahi>h, hasan, dan d}aif. Dilihat 

dari segi periwayatannya, semua ayat al-Qur„an tidak perlu dikaji keasliannya, 

sedang hadis Nabi, dalam hal ini berkategori ahad, perlu diteliti. Dengan 

penelitian akan diketahui apakah hadis yang bersangkutan dapat 

dipertanggungjawabkan periwayatannya berasal dari Nabi saw. atau tidak.53 

Dalam hal ini, Ulama ahli kritik hadis telah menyusun berbagai kaidah berkenaan 

dengan penelitian matan dan penelitian sanad. Ada banyak persamaan, terlepas 

dari beberapa perbedaan, antara kaidah yang berlaku dalam ilmu hadis dan ilmu 

sejarah. Untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih tepat (cermat), kedua 

ilmu tersebut dapat memberikan kontribusi yang paling bermanfaat. 

 

                                                             
 50 Umi Sambulah, Kajian Kritis Ilmu Hadis (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 183. 
 51 Hadis mutawatir ialah hadis yang jumlah periwayatannya banyak, disampaikan oleh 
orang banyak kepada orang banyak, mulai dari awal sampai akhir periwayatan, yang menurut 
kebiasaan (adat) mustahil para periwayat yang banyak itu bersepakat terlebih dahulu untuk 
berdusta. Lebih lanjut lihat: M. Syuhidi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 30. 
 52 Hadis ahad ialah hadis yang tidak mencapai derajat mutawattir. Lihat Fatchur Rahman, 
Ikhtisar Musthalahhu‟l Hadits (Bandung: PT Alma„arif, 1974), p. 87 
 53 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 
h. 4. 
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1. Kaidah Kes}ahi>han Sanad Hadis 

 Sungguh sangat pentingnya posisi sanad bagi suatu hadis, karena sanad-

lah hadis tersebut bisa sampai kepada umat muslim. Sedang seperti kita ketahui 

sanad atau t}ari>q menurut bahasa artinya sandaran; yang dapat dipeganggi atau 

dipercayai; kaki bukit atau kaki gunung54 atau sesuatu yang kita jadikan 

sandaran55. Sedangkan menurut istilah adalah jalan yang dapat menghubungkan 

matn al-hadits kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.56 

 Kaidah kesahihan yang berhubungan dengan sanad hadis pertama-tama 

yaitu sanad haruslah bersambung, periwayat bersifat adil, dan periwayat bersifat 

ḍabit. Dari keterangan kaedah kesahihan hadis tersebut, dapat dijelaskan lebih 

rinci sebagai berikut:  

a. Sanad Bersambung (Ittiṣal al-Sanad). Ketersambungan sanad dalam 

periwayatan hadis, artinya bahwa seorang perawi dengan perawi hadis 

diatasnya atau perawi dibawahnya terdapat pertemuan langsung (liqā) atau 

adanya pertautan langsung dalam bentuk relasi murid-murid, mulai dari 

awal hingga akhir.57 Setiap perawi hadis yang bersangkutan benarbenar 

menerima hadis dari perawi diatasnya dan begitu juga sebaliknya, sampai 

dengan perawi pertama.58 

b. Para Perawi Adil (‘Adālat al-Ruwat). Dalam memberikan pengertian 

istilah adil yang berlaku dalam ilmu hadis, ulama berbeda pendapat. Dari 

berbagai perbedaan pendapat itu dapat dihimpunkan kriterianya kepada 

empat butir. Penghimpunan kriteria untuk sifat adil adalah: (1) beragama 

                                                             
 54 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 
1987),  h. 17 
 55 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Hadis (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 219. 
 56 Masrukhin Muhsin, Pengantar Studi Kompleksitas Hadis (Serang: FUD Press, 2013), 
h. 24. 
 57 Umi Sumbulah, Kajian Kritis Ilmu Hadis, h. 97.   
 58 Cecep Sumarna dan Yusuf Saefullah, Pengantar Ilmu Hadits (Bandung: Pustaka Bani 
Quraisy, 2004), h.73. 
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Islam. Untuk kriteria meriwayatkan hadis di utamakan, juga adakalanya 

syarat pertama ini tidak berlaku jika untuk kriteria menerima hadis. Jadi, 

adakalanya periwayat tetkala menerima riwayat boleh saja tidak dalam 

keadaan memeluk agama islam, asalkan saja tatkala menyampaikan 

riwayat, da„i telah memeluk agama Islam; (2) mukalaf. Mencakup balig 

dan berakal sehat; (3) melaksanakan ketentuan agama. Maksudnya ialah 

teguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat bid„ah tidak 

berbuat maksiat, dan harus berakhlak mulia; dan (4) memelihara muru‟ah. 

Arti muru‟ah ialah kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri 

manusia pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaankebiasaan.59 Jika 

seorang perawi tidak termasuk kriteria tersebut diatas bahkan hanya salah 

satu saja maka hadisnya adalah hadis yang berkualitas sangat lemah 

(ḍa‟if), yang oleh sebagian ulama dinyatakan sebagai hadis palsu (hadis 

mauḍu).60 

c. Para Perawi D}abit (ḍawābiṭ al-ruwāt). Aspek intektualitas (ḍabit) perawi 

yang dikenal dalam ilmu hadis dipahami sebagai kapasitas kecerdasan 

perawi hadis.61 Yang dimaksud ḍabit ada dua yaitu: a) Periwayat yang 

bersifat ḍabit adalah periwayat yang (1) hafal dengan sempurna hadis yang 

diterimanya; dan (2) mampu menyampaikan dengan baik hadis yang 

dihafalnya itu kepada orang lain. b) Periwayat yang bersifat ḍabit adalah 

periwayat yang mempu memahami dengan baik hadis yang dihafalnya 

itu.62 

 

 

                                                             
 59 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis, h. 67-68. 
 60 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis, h. 69. 
 61 Umi Sumbulah, Kajian Kritis Ilmu Hadis, h. 98. 
 62 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis, h. 70. 
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2. Kaedah Kes}ahi>han Matn Hadis 

 Diihat dari segi obyek penelitian, matn dan sanad hadis memiliki 

kedudukan yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam 

hubungannya dengan status kehujjahan hadis. Dalam urutan kegiatan penelitian 

ulama hadis mendahulukan penelitian sanad atas penelitian matn.63 Dan bahkan 

jika suatu perkataan dan ungkapan yang bagus disandarkan kepada nabi namun 

tidak memiliki sanad maka ulama hadis menyebutnya sebagai hadis palsu 

(maud}u). Dan sebaliknya jika suatu pernyataan hanya ada sanadnya saja tanpa 

adanya matn, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan hadis.  

 Matan atau matn dari segi bahasa berarti punggung jalan (muka jalan); 

atau tanah yang keras dan tinggi64 ada pula yang mengartikan kekerasan, kekuatan 

atau kesangatan.65 Sedangkan menurut istilah, matan (matn al-hadi>s\) berarti 

materi berita yang berupa sabda, perbuatan atau taqri>r Nabi saw. yang terletak 

setelah sanad yang terakhir. Secara umum, matan dapat diartikan selain sesuatu 

pembicaraan yang berasal/tentang Nabi, juga berasal/tentang Sahabat atau 

tabi„in.
66 

 Dilihat dari matannya, hadis Nabi ada yang berupa jami’ al-kali>m 

(jamaknya: jawami’ al-kali>m, yakni ungkapann yang singkat namun padat 

makna), tams\il (perumpamaan), bahasa simbolik (ramzi), bahasa percakapan 

(dialog), dan ungkapan analogi (qiyasi).67  

 Ketika membaca suatu hadis, terkadang dijumpai hadis yang bersanad 

shahih akan tetapi bermatan ḍaif, ataupun sebaliknya bermatan shahih tapi 

sanadnya ḍaif. Hal itu terjadi sesungguhnya bukanlah disebabkan oleh kaidah 

                                                             
 63 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis, h. 122. 
 64 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, p. 21. 
 65 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Hadis, h. 121. 
 66 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, h. 21. 
 67 M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Jakarta: Bulan Bintang, 
2009), h. 9. 
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kesahihan sanad yang kurang akurat, melainkan karena ada faktor-faktor lain yang 

terjadi, misalnya saja: 1) Karena telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan 

penelitian matan, umpamanya karena kesalahan dalam menggunakan pendekatan 

ketika meneliti matan yang bersangkutan; 2) Karena telah terjadi kesalahan dalam 

melaksanakan penelitian sanad; atau 3) Karena matan hadis yang bersangkutan 

telah mengalami periwayatan secara makna yang ternyata mengalami 

kesalahpahaman.68 

 Dalam meneliti suatu matan hadis, peneliti harus menggunakan tolak ukur 

penelitian, supaya hasil penelitian matan hadis tidak mengalami kesalahpahaman 

makna yang menyebabkan tidak sampainya pesan yang disabdakan Nabi untuk 

umatnnya. Adapun Kaidah Keshahihan matan yaitu:  

a. Hadis yang Ganjil (al-syaz\ al-hadi>s\)  

Lebih rincinya pengertian syâż dilihat dari segi etimologi yaitu berasal 

dari kata syażda - yasyużu - syażżan - syâżżun yang diartikan ganjil, tidak sama 

dengan yang mayoritas, tersendiri dari kelompoknya atau bertentangan dengan 

kaidah. Sedangkan dilihat dari segi terminologi menurut Al-Syafi„i dan ulama 

Hijaz memberikan definisi: Hadis yang diriwayatkan oleh orang tsiqah, (tetapi) 

menyalahi atau bertentangan dengan periwayatan orang banyak. Tidak 

dinamakan orang tsiqah orang yang meriwayatkan sesuatu yang tidak 

diriwayatkan oleh orang tsiqah lainnya.”
69 

Syaż mempunyai hukum yang beragam. Beberapa ragam hukum syaż 

antara lain: 1) Hadis dari seorang yang tsiqah, tetapi menyalahi periwayat yang 

lebih tsiqah disebut syaż, lawannya adalah mahfuẓ, yaitu hadis dari periwayat 

yang lebih ṡiqah; 2) Jika hadis hanya memiliki satu sanad lalu diriwayatkan 

oleh orang yang adil dan dhabit, hukumnya sahih. Jika periwayatnya kurang 

                                                             
 68 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis, h. 124. 
 69 Abdul Majid Khon, Takhrîj Dan Metode Memahami Hadis, h.. 117 
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dhabit, disebut hadis hasan; 3) Jika hadis dengan satu sanad diriwayatkan oleh 

orang yang lemah dan tidak tsiqah, sekaligus menyalahi periwayat yang tsiqah; 

hadis itu ditolak dan disebut hadis munkar.70 

b. Hadis yang Cacat (al-‘Ilal al-Hadi>s\) 

„Illal (cacat) merupakan bentuk jamak dari kata ‘illah yang menurut 

bahasa artinya penyakit. Sinonimnya adalah maraḍ. Dengan demikian hadis 

mu‟allal adalah hadis yang terkena „illah (penyakit). Sebagian ulama 

menyebutnya hadis ma’lūl. Penyakit ini membuat hadis melemah sehingga 

tidak dapat menjadi hadis shahih. Sedangkan menurut istilah‟illah ialah suatu 

sebab tersembunyi yang membuat cacat pada hadis, sementara secara lahir 

tidak tampak adanya cacat tersebut.71 Seorang peneliti baru bisa mengetahui 

hadis itu terkena „illah atau tidak, setelah dilakukannya penelitian. 

Ulama kritikus hadis menjelaskan bahwa berikut ini empat hal yang 

berkaitan dengan illah: 1) Sanad yang tampak muttaṣil (bersambung) dan 

marfu„ (bersandar kepada Nabi saw.), tetapi ternyata munqathi‟ (terputus) atau 

mauquf (bersandar kepada sahabat Nabi saw.); 2) Sanad hadis tampak muttaṣil 

dan marfu„, tetapi kenyataannnya mursal (bersandar kepada tabi‘in); 3) Terjadi 

kerancuan dalam matan hadis karena tercampur dengan matan hadis lain; 4) 

Terjadi kesalahan dalam penyebbutan nama periwayat yang memiliki 

kemiripan dengan periwayatlain yang berbeda kualitas.72 

Adapun tolak ukur penelitian matn dalam buku Metodologi Penelitian 

Hadis Nabi karya M. Syuhudi Ismail yang ia kutip dari penjelasan al-Khatib al-

Baghdadi (wafat 463 H/ 1072 M) yaitu suatu matn hadis barulah dinyatakan 

sebagai maqbul (yaitu diterima karena berkualitas sahih), apabila: 

                                                             
 70 Abdul Majid Khon, Takhrîj Dan Metode Memahami Hadis, h. 120  
 71 Abdul Majid Khon, Takhrîj Dan Metode Memahami Hadis, h. 123 
 72 Abdul Majid Khon, Takhrîj Dan Metode Memahami Hadis, h. 126. 



28 
 

 
 

1) Tidak betentangan dengan akal yang sehat; 

2) Tidak bertentangan dengan hukum al-Quran yang telah muhkam dalam 

hal ini ialah ketentuan hukum yang telah tetap; 

3) Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir73 

4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan 

ulama masa lalu (ulama salaf);  

5) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan 

6) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih 

kuat.74 Ibn Al-Jauzi (w. 597H/1210M) juga memberikan tolok ukur 

kesahihan matan secara singkat, yaitu setiap hadis yang bertentangan 

dengan akal ataupun berlawanan ketentuan pokok agama, pasti hadis 

tersebut tergolong hadis mauḍu‟ .
75 

 

C. Fiqh al-Hadis 

1. Pengertian Fiqh al-Hadis 

Fiqh al-Hadi>s\ berasal dari dua kata yaitu fiqh dan al-hadi>s\. Fiqh 

berasal dari kata  فقهػػا -يفقػػو  –فقػػو  bahasa adalah mengerti atau faham akan 

sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang 

bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.76 

Adapun pengertian Fiqh al-Hadi>s\ dalam artian sebagai sebuah ilmu maka 

ada beberapa defenisi dari berbagai pakar, diantaranya adalah: 

Kata fiqh al-hadi>s\ menurut Abu Yasir al-Hasan al-Ilmy adalah:  

                                                             
 73 Hadis Mutawattir ialah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera, yang 
diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul 
dan bersepakat dusta. Lihat: Lihat Fatchur Rahman, Musthalah al-Hadits, h. 87. 
 74 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 126. 
 75 Bustamin dan M. Isa, Metodologi Kritik Hadis, h. 63. 
 76 Abdul Wahab Ibn Ali Taj al-Din al-Subki, Jam’u al-Jawami’, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 
2011), 209 
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77صلى الله عليو و سلم من كلا مو اْلذديث النبوي معناه فهم مراد النبي  وفق    
Artinya: 

“Fiqh al-hadi>s\ al-nabawi> adalah memahami maksud dari perkataan Nabi 
saw.” 

Al-Qadhi „Iyadh, ia mendefenisikan fiqh al-hadi>s\: 

استخراج الحكم والأحكاـ من نصوصو ومعانيو، وجالاء مشكل ألفاظو على أحسن تأو يلها،و وِفق  
 ٛٚمختلفها على الوجوه الدفصلة تنز يلها

Artinya: 
“Usaha untuk mengeluarkan hukum-hukum dan makna yang terkandung 
dari teks hadis dalam bentuk penafsiran yang baik sesuai bentuk-bentuk 
yang telah dirincikan metodenya.” 

Menurut at-Thiybi, fiqh al-hadi>s\ adalah: 

ـ والآ داب الدستنبطةىو ما تضمنو متن الحد ث من الأ حكا 79  
 Artinya: 

“Usaha untuk mengeluarkan kandungan matan hadis baik dari sisi hukum 
ataupun adab-adabnya.” 

Sedangkan Imam Ibnu Hajar al-„Asqalani menjelaskan maknanya: 

 استنباط معانِ الحدث و استخراج لطائفو و أحكامو 80
Artinya: 

 “Upaya mengeluarkan makna, intisari dan hukum-hukum yang terkandung 
dari sebuah hadis.” 

Dari perbedaan penafsiran beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa fiqh al-

hadi>s\ merupakan salah satu aspek ilmu yang mempelajari dan mencoba 

memahami hadits Nabi dengan baik. Dimaksudkan dengan baik adalah mampu 

menangkap pesan agama sebagai sesuatu yang diinginkan Nabi (murad al-Nabi). 

Fiqh al-hadi>s\ ini merupakan kumpulan teori yang terbentuk dari berbagai 

referensi syarah (komentar) dari berbagai hadis-hadis Nabi. Jadi, secara tidak 

                                                             
 77 Abu Yasir al-Hasan al-Ilmy, Fiqh alSunnah al-Nabawiyah: Dirayah wa Tanzilan, 
(Disertasi: t.tp, t.th), h.14 
 78Al-Qadhi „Iyadh, al-Ilma’ ila ma’rifati Ushuli al-Fiqh (t.t.) 5. 
 79 Al-Thiiybi, al-Khulashah fi Ushul alFiqh (t.p:t.t), 62. 
 80 Ibn Hajar al-Asqalani, Fathu al-Bari fi Syarhi Shahih al-Bukhari (Cairo, Dar alHadis : 
2005), 111. 
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langsung syarah hadis merupakan fiqh al-hadi>s\ itu sendiri walau syarah-syarah 

hadis tersebut secara spesifik tidak menyebutnya sebagai fiqh al-hadi>s\. Sebab, 

kegiatan syarah hadis adalah penjelasan kesahihan dan kecacatan sanad dan matan 

hadis, menjelaskan maknanya dan mengeluarkan hukum dan hikmah yang 

terkandung di dalamnya.81 

Pemahaman tersebut penting oleh karena Rasulullah saw. adalah teladan 

bagi umat manusia, sehingga segala sesuatunya yang muncul dari perilaku beliau, 

baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sikap hidupnya dalam sehari-

hari juga menjadi pedoman bagi manusia. Selain itu juga bertujuan agar umat 

tidak salah dalam menerapkan hadis Nabi saw, karena tidak semua perbuatan 

Nabi dalam hadis tersebut harus dilakukan oleh umatnya, tetapi ada perbuatan 

yang memang dikhususkan untuk Nabi saw. 

2. Prinsip Dasar dalam Memahami Hadis Nabi 

Dalam upaya untuk memahami hadis Nabi Muhammad saw. dengan baik 

dan benar, terdapat beberapa langkah atau prinsip dasar yang harus terpenuhi, 

diantaranya yaitu: 

a. Memastikan Legalitas Sebuah Hadis 

Sebuah hadits harus dipelajari untuk menemukan kebenarannya. 

Sebab, sebagaimana diketahui setiap berita atau informasi , apalagi jika 

disampaikan secara lisan, dapat terjadi perubahan atau tidak, baik disengaja 

atau tidak oleh para pembawa berita atau para periwayatnya. Jadi, pentingnya 

kajian hadis terletak pada kenyataan bahwa hadis adalah informasi tentang 

Nabi yang terjadi pada masa lalu.82 Kegiatan penilaian (penelitian) atas 

informasi yang berkaitan tentang Nabi saw. (hadis) dapat dilakukan dalam dua 

                                                             
81 Mujiono Nurkholis, Metodologi Syarah Hadist, (Bandung: Fasygil Grup, 2003), h. 3. 
82 Zul Ikromi, “Fiqh Al-Hadits: Perspektif Metodologis Dalam Memahami Hadis Nabi”, 

Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis 3, no. 1 (Juni 2020): h. 110-113. 
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hal, yaitu berkaitan dengan sanad dan matan seperti yang penulis uraikan pada 

bab sebelumnya. 

b. Menerapkan Pola Pemahaman Yang Benar Terhadap Sebuah Hadis 

Kesalahpahaman terhadap hadits adalah kesalahan yang sangat 

berbahaya. Jadi sangat penting untuk memiliki pemahaman yang benar 

tentang nash-nash yang berasal dari Nabi saw. sesuai dengan pengertian 

bahasa (Arab) dan dalam rangka konteks hadis (dalalah bahasa) tersebut serta 

sebab wurud (diucapkannya) oleh beliau. Juga terkait dengan nash-nash lain 

dari alQuran dan Sunnah dan dalam prinsip-prinsip umum dan tujuan 

universal Islam. Semua itu, tidak mengabaikan keharusan memilah antara 

hadis yang diucapkan untuk menyampaikan risalah dari Nabi saw. dan yang 

bukan untuk itu, antara hadis yang dimaksudkan untuk tasyri’ (penetapan 

hukum agama) dan yang bukan, hadis yang bersifat umum ataukah hanya 

bersifat khusus. Karena seringkali dalam memahami sebuah hadis terjadi 

pencampuradukan antar kesemua hal tersebut.83 

c. Memahami Metode Mengurai Ta’arud} Z}ahir Sebuah Hadis 

Secara etimologi, ta’arud} terbentuk dari akar kata ‘arad}a yang berarti 

menghalangi, mencegah, atau membaandingkan. Kata ta’arud } berarti saling 

mencegah, menentang atau  menghalangi.84 Secara terminologi Wahbah al-

Zuhaili mendefenisikan ta’arud} sebagai salah satu dari dua dalil yang 

menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang disyaratkan oleh dalil-

dalil lainnya.85 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ta’arud} al-

                                                             
83 Yusuf al-Qardhawi, Kaifa Nata`amal Ma`a as-Sunnah an-Nabawiyyah, (Mesir: Daar 

asy-Syuruq, 2008), h. 84-85. 
84 Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secar 

Komprehensip, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 188. 
85 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 204. 
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hadi>s\ adalah dua (atau lebih) hadis yang tampak bertentangan (karena saling 

mencegah) dalam pernyataannya.86 

Adapun metode penyelesaian terhadap hadis yang tampak 

bertentangan yakni mula-mula sudah barang tentu hadis-hadis yang tampak 

bertentangan tersebut haruslah setema. Dengan demikian, makna sesuatu akan 

lebih jelas dan tidak bertentangan. Sebagai langkah-langkah metode yang 

digunakan secara berurutan adalah sebagai berikut:  

1) Jam’u; adalah menyesuaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan 

dan menggabungkan hadis-hadis yang satu dengan yang lainnya, 

menempatkan masing-masing hadis pada tempatnya yang semestinya 

sehingga menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi, dan tidak 

bertentangan. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa dengan adanya 

kompromi dua dalil tersebut memungkinkan untuk mengamalkan 

kedua dalil itu dan itu lebih baik daripada hanya memfungsikan satu 

dalil saja. 87 

2) Tarji>h; secara etimologi berarti “menguatkan”, sedangkan secara 

terminologi, menurut Ulama Hanafiyah, adalah menyebabkan adanya 

penambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang sama (sederajat) 

dengan tambahan yang tidak berdiri sendiri.88 

3) Naskh wa mansu>kh; secara etimologi naskh berarti al-iza>lah 

(menghapus) dan naql (mengutip, menyalin). Sedangkan secara 

terminologi, menurut ulama us}u>l, adalah pencabutan hukum syari’ 

dengan suatu hukum syara’ dengan dalil syara’ yang datang 

                                                             
86 Zul Ikromi, “Fiqh Al-Hadits: Perspektif Metodologis Dalam Memahami Hadis Nabi”, 

Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis 3, no. 1 (Juni 2020): h. 116. 
87 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Al-Majelis al-A`ala alIndonesia li 

al-Da`wah al-Islamyah,1972), h. 330. 
88 Selengkapnya lihat dalam: Zul Ikromi, “Fiqh Al-Hadits: Perspektif Metodologis Dalam 

Memahami Hadis Nabi”, Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis 3, no. 1 (Juni 2020): h. 120-124. 
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kemudian. Dalam kajian ilmu hadits, ini adalah ilmu yang membahas 

hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak bisa dikompromikan 

dengan cara mengedentifikasi sebagaian nasikh dan sebagiannya lagi 

sebagai mansukh. Jadi yang terbukti lebih dahulu sebagai mansukh dan 

yang datang kemudian sebagai nasikh. Maka di sini konteks historis 

dan asbab al-wurud. Harus diketahui dalil mana yang lebih dulu 

turun.89 

4) Tawaqquf (menangguhkan atau membiarkan tanpa komentar); jika 

penyelesaian dua dalil yang dicermati berbenturan itu tidak sanggup 

diselesaikan menggunakan tiga cara di atas, maka ditempuh 

menggunakan cara meninggalkan dua dalil tersebut. Adapun menunda 

pengamalan dalil tersebut sambil menunggu: a) kemungkinan adanya 

petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu diantaranya; dan b) 

Tasaquth (saling berguguran), melepaskan kedua dalil tersebut dan 

cari dalil yang lain untuk diamalkan.90 

 

                                                             
89 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, h. 232. 
90 Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, Metodologi Kritik Hadis, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), 90. 
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BAB III 

KUALITAS HADIS TENTANG RIYA’ 

A. Takhri>j al-H}adi>s\ 

1. Pengertian Takhri>j al-H}adi>s\ 

 Pengertian secara bahasa mengeluarkan sesuatu yang berasal dari suatu 

tempat.91 Menurut Mahmud at-Tahhan, takhri<j ialah berkumpulnya dua 

hal/perkara yang berlawanan dalam sebuah permasalahan. Selain itu, takhri>j juga 

mempunyai pengertian bahasa lain, yakni al-tawjih (memperhadapkan), al-tadrib 

(membiasakan atau melatih), dan al-istinbath (mengeluarkan)92 kata takhrij  

“ merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata (التخريج) خروجا -يخرج  -  ”خرج 

akar kata dari ج -ر –خ  yang memiliki dua pengertian dasar, yakni: ikhtila>f 

launain artinya dua warna yang tidak sama dan al-nafa>dz ‘an al-syai’ artinya ialah 

menembus sesuatu.93 

Menurut istilah takhri>j ialah mengeluarkan hadis dari kitab kemudian 

mencari sanad lain dari sanad penyusun, menjelaskan bahasa hadis yang 

disandarkan ke dalam oleh penyusunnya dari suatu kitab, dan menerangkan 

perawi dan derajat hadis tidak diterangkan.94 Dan mengemukakan hadis 

berdasarkan sumber aslinya secara lengkap dengan sanadnya masing-masing 

kemudian menjelaskan kualitas hadis tersebut.95  

                                                             
 

91
 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, (Cet. X; Jakarta: Bulan 

Bintang, 1991), h. 194. 

 
92

 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h. 194. 

 
93

 Abu> H{usain Ah{mad bin Fariz bin Zakaria>, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, juz II (Bei<ru>t: 

Da>r al-Jai<l, 1441 H/1991 M), h. 192. 
94

 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h. 194. 
95

Mahmud al-Tahhan, Ushu>l al-Takhri>j wa dira>sa>t al-Asa>nid, Diterjemahkan oleh H.S. 

Agil Husain Al-Munawar dan Masykur Hakim: Dasar-Dasar Ilmu Takhrij dan Studi Sanad, h. 10 
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Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan takhri<j al-

hadi<s{ adalah pencarian atau penelusuran hadis keberbagai kitab hadis yang 

merupakan sumber asli yang memuat secara lengkap snad dan matan hadis.96 
 

2. Tujuan Takhri>j al-H}adi>s\ 

 „Abd al-Mahdi berpendapat bahwa tujuan dalam melakukan penelitian 

hadis atau takhrij al-hadi<s ialah mengembalikan kekitab sumbernya dengan 

menggunakan petunjuk kitab metode takhrij dan menjelaskan apakah hadis 

tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak.97 Syuhudi Ismail berpendapat mengenai 

tujuan pokok takhrij al-hadi<s ialah ditinjau dari sisi sanad maupun matan, takhrij 

al-hadi<s berguna untuk mengetahui keadaan atau kualitas hadis yang diteliti dan 

dalam menentukan kehujjahan hadis, maka penelitian kualitas hadis sangat 

penting untuk digunakan.98 
 

3. Metode Takhri>j al-H}adi>s 

Adapun metode takhrij yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

melakukan penelitian, yakni sebagai berikut: 

a. Takhri>j menurut lafaz pertama pada matan hadis, 

b. Takhri>j berdasarkan salah satu lafaz matan hadis, 

c. Takhri>j berdasarkan perawi pertama, 

d. Takhri>j berdasarkan tema hadis, dan 

e. Takhri>j berdasarkan status hadis.99 

Adapun teks hadis yang akan dikaji oleh peneliti terdapat pada kitab 

Musnad Imam Ahmad, ialah sebagai berikut: 

                                                             
96

Nawir Yuslem, Ulumul Hadis (Cet. I; PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 395.  
97

Nawir Yuslem, Ulumul Hadis, h. 398 
98

M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis, (Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992) 

h. 28.  
99

 Nawir Yuslem, Ulumul Hadis, h. 404. 
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ثػَنَا لَيْثٌ عَنْ يزَيِدَ يػَعْنِِ ابْنَ الْذاَدِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مََْمُودِ بْنِ  ثػَنَا يوُنُسُ حَدَّ لَبِيدٍ أَفَّ رَسُوؿَ اللَّوِ صَلَّى حَدَّ
رْؾُ الْأَصْغَ  رْؾُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّ رُ ياَ رَسُوؿَ اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَاؿَ إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَلَيْكُمْ الشِّ

ةِ إِذَا جُزيَِ النَّاسُ بِأَعْمَالذِِمْ اذْىَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ اللَّوِ قَاؿَ الرِّياَءُ يػَقُوؿُ اللَّوُ عَزَّ وَجَلَّ لَذمُْ يػَوَْـ الْقِيَامَ 
نػْيَا فَانْظرُُوا ىَلْ تََِدُوفَ عِنْدَىُمْ جَزَاءً   ٓٓٔ)رواه أحمد( تػُرَاءُوفَ فِ الد 

Artinya: 

Yunus telah bercerita kepada kami, Laits telah bercerita kepada kami, dari 
Yazid bin Al Had, dari 'Amru, dari Mahmud bin Labid, bahwa Rasulullah 
saw. bersabda: "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian 
adalah syirik kecil. Mereka bertanya: Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah?. 
Rasulullah saw. menjawab: "Riya`, Allah 'azza wajalla berfirman kepada 
mereka pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal 
mereka: Temuilah orang-orang yang dulu kau perlihat-lihatkan di dunia lalu 
lihatlah apakah kalian menemukan balasan disisi mereka?" (HR. Ahmad)" 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran hadis 

melalui 4 metode dari 5 metode takhrij Hadis (berdasarkan awal matan, dan 

berdasarkan tema hadis). 

a. Metode Takhri>j melalui lafal pertama matan hadis 

Kitab yang digunakan ialah al-Fath}u al-Kabi<r fi< D}amma al-Ziya>dah ila 

al-Ja>mi’ al-S}agi<r, adapun lafal yang ditemukan yakni sebagi berikut: 

( ))إفّ أخْوَؼَ مَا أخاؼُ عَلَيْكُمُ الشِّرْؾُ الَأصْغَرُ الريّاءُ يػَقُوؿُ اللَّوُ يػَوَْـ القيَامَةِ إِذا جَزَى ٕٜٕٔ) 
نيْا فانْظرُوا ىَلْ تََِدُوفَ عِنْدَىُمْ جَزَاءً(( )حم( النّاسَ بأَعْمالذِِمْ اذْىَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُ  نْتُمْ تػُرَاؤُوفَ فِ الد 

ٔٓٔعَن مََْمُود بن لبيد.
 

Keterangan kode yang tercantum dalam kitab tersebut ialah sebagai 

berikut: 

1) Kode (ٕٜٕٔ)  adalah nomor hadis tersebut dalam kitab al-Fath}u al-

Kabi<r fi< D}amma al-Ziya>dah ila al-Ja>mi’ al-S}agi<r 

                                                             
 

100
 Al-Syaibani, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. 

Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Juz. XXXIX (Beirut.: Muasasah al-Risalah, 2001), h. 39.  
101

 Abd  al-Rah}ma>n bin Abi< Bakr Jala>l al-Di<n al-Suyu>t}i<, al-Fath} al-Kabi<r fi Dam al-

Ziya>dah al-Ja>mi’ al-Kabi<r, Juz III, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1423 H / 2003 M) h.269 
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2) Kode (حم) berarti hadis tersebut terdapat dalam riwayat Imam Ahmad, 

dari Mahmud bin Labid. 

b. Metode takhrij melalui kata-kata dalam matan hadis. 

Kitab yang digunakan ialah Mu’ja>m Mufahras li al-Fa>z} al-H}adi>s\ al-

Nabawi> oleh A.J. Wensick, dengan menggunakan beberapa kata kunci yakni 

sebagi berikut: 

 Kata kunci خوؼ 

،، جو حدود ٕٔ، زىد ٜ٘، فتن ٕٗإفّ أخوؼ ما أخاؼ على أمُتي... ت حدود 
 ٕٜٕٓٔٗ، ٕٛٗ ،٘،، ٕٙٔ، ٗ،، ٕٖٛ، ٖ، ٚ، ٖ،، ٗٗ، ٕٕ ،ٔ،، حم ٕٔ، زىد ٖٔ

 Kata kunci شرؾ 
 ٖٓٔ ٕٔأخوؼ ما أخاؼ على أمُتي الإشراؾ بالله... جو زىد  إفّ 

 ٜٕٗٓٔٗ، ٕٛٗ، ٘الشرؾ الأصغر ... حم  ...
Keterangan kode yang tercantum dalam kitab tersebut ialah sebagai 

berikut: 

1) Kode ت menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat dalam riwayat al-

Tirmidzi pada kitab حدود   bab 24, pada kitab  فتن bab 59, dan pada kitab 

 .bab 21 زىد 
2) Kode جو menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat dalam riwayat 

Ibnu Majah pada kitab حدود   bab 13, pada kitab  زىد bab 21. 
3) Kode حم menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat dalam riwayat 

Ahmad bin Hanbal, Juz I halaman 22 dan 44, Juz III, halaman 7, 3 dan 

382, Juz IV halaman 126, dan pada Juz V halaman 428 dan 429. 

 

                                                             
 

102
 A.J. Weinsinck terj. Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qiy, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} 

al-H}adi>s\ al-Nabawiy, Juz. II, (Li>din: Maktabah Biri>l, 1936), h. 90. 
 

103
 A.J. Weinsinck terj. Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qiy, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} 

al-H}adi>s\ al-Nabawiy, Juz. III, h. 109. 
 

104
 A.J. Weinsinck terj. Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qiy, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} 

al-H}adi>s\ al-Nabawiy, Juz. III, h. 115. 
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c. Metode takhri>j melalui perawi hadis pertama 

Kitab yang digunakan ialah Tukhfat al-Asyra>f bi Ma’rifat al-Atra>f. 

Adapun hadis tersebut ditemukan pada juz 4 halaman 143, sebagai berikut: 

]ؽ[ حديث إفّ أخوؼ ما أخاؼ على أمُتي الإشراؾ بالله ... الحديثَ. ؽ فِ الزىد - ٕٕٛٗ
( عن مَمد بن خلف العسقلانِِّ، عن روَّاد بن الجرَّاح، عن عامر بن عبد الله، عن ٗ: ٕٔ)

 ٘ٓٔعبد الواحد بن زيد، عن عبادة بن نسي. ٔعنو بو. ز تابعوالحسن بن ذكواف، 
Keterangan kode yang tercantum dalam kitab tersebut ialah (ؽ) yang 

berarti hadis tersebut terdapat dalam riwayat Imam al-Baihaqi. 

d. Metode takhri>j berdasarkan tema hadis 

Kitab yang digunakan ialah Kanz Al-‘Umma>l fi< Sunan al-Akwa>l wa al-

Af’a>l. Adapun lafal yang ditemukan yakni sebagai berikut: 

إف أخوؼ ما أخاؼ عليكم الشرؾ الأصغر الرياء يقوؿ الله: يوـ القيامة: إذا جزى الناس 
م د" عن بأعمالذم: إذىبوا إلى الذين كنتم تراؤف فِ الدنيا؛ فانظروا ىل تَدوف عندىم جزاء. "ح

 ٙٓٔمَمود بن لبيد
إف أخوؼ ما أخاؼ عليكم الشرؾ الأصغر الرياء، يقاؿ لدن يفعل ذلك إذا جاء الناس 
بأعمالذم: اذىبوا إلى الذين كنتم تراؤف فاطلبوا ذلك عندىم. "طب" عن مَمود بن لبيد عن رافع 

 ٚٓٔ.بن خديج

Keterangan kode yang tercantum dalam kitab tersebut ialah sebagai 

berikut: 

1) Kode (حم) berarti hadis tersebut terdapat dalam riwayat Imam Ahmad, 

dari Mahmud bin Labid. 

                                                             
105

 Jama>l al-Di>n Abu> al-H}ajja>j Yu>su>f bin Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tuhfah al-Asyra>f bi 

Ma’rifah al-At}raf, Juz. IV (Cet. II; Beirut: al-Makhtab al-Isla>mi>, 1403 H/1983 M), h. 143. 
106

 Ala>lal-Di<n bin H{isa>m al-Di<n ibn Qa>d{i< Kha>n al-Qa>diri< al-Syaz\ili< al-Hindi< al-

Burha>nafu>ri< S|umma al-Madani< fa al-Makki al-Syahri<r bi al-Muttaqi< al-Hindi<, Kanz al-‘Umma>l fi 

Suna>n al-Aqwa>l awa al-Af’a>l, Juz III, (India: Muassasah al-Risa>lah,1981) h. 471 

 
107

 Ala>lal-Di<n bin H{isa>m al-Di<n ibn Qa>d{i< Kha>n al-Qa>diri< al-Syaz\ili< al-Hindi< al-

Burha>nafu>ri< S|umma al-Madani< fa al-Makki al-Syahri<r bi al-Muttaqi< al-Hindi<, Kanz al-‘Umma>l fi 

Suna>n al-Aqwa>l awa al-Af’a>l, Juz III, h. 479 
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2) Kode (د) berarti hadis tersebut terdapat dalam riwayat Abu Daud, dari 

Mahmud bin Labid. 

3) Kode (طب) berarti hadis tersebut terdapat dalam riwayat Imam 

Thabrani, dari Mahmud bin Labid. 

Penulis juga menggunakan kitab Mifta>h al-Kunu>z al-Sunnah. Adapun 

lafal yang ditemukan ialah sebagai berikut: 

108ٜٕٗو ٕٛٗحم خامس ص  –الرياء ىو الشرؾ الأصغر   
Keterangan kode yang tercantum dalam kitab tersebut ialah (حم) yang 

berarti hadis tersebut terdapat pada riwayat Ahmad, Juz. 5, halaman 428 dan 

429. 

4. Merujuk Pada Kitab Sumber 

 Setelah melakukan penelusuran hadis melalui metode takhri>j al-h{adi<s, 

maka ditemukan kode petunjuk menelusuri hadis kepada kitab sumber. Adapun 

hasil penelusuran yang penulis dapatkan ialah sebagai berikut: 

a. Musnad Imam Ahmad bin H}anbal 

ثػَنَا لَيْثٌ، عَنْ يزَيِدَ يػَعْنِِ ابْنَ الْذاَدِ، عَنْ عَمْرٍ  - ٖٖٕٓٙ .ٔ ثػَنَا يوُنُسُ، حَدَّ و، عَنْ مََْمُودِ حَدَّ
بْنِ لَبِيدٍ، أَفَّ رَسُوؿَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَاؿَ: " إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَلَيْكُمُ الشِّرْؾُ 

لَّ لَذمُْ يػَوَْـ الْأَصْغَرُ "قَالُوا: وَمَا الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ ياَ رَسُوؿَ الِله؟ قَاؿَ: " الرِّياَءُ، يػَقُوؿُ الُله عَزَّ وَجَ 
نػْيَا فَانْظرُُوا ىَلْ  الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزيَِ النَّاسُ بِأَعْمَالذِِمْ: اذْىَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تػُرَاءُوفَ فِ الد 

 ٜٓٔ.حديث حسن تََِدُوفَ عِنْدَىُمْ جَزَاءً"
ثػَنَا إِسْحَاؽُ بْنُ  - ٖٖٕٙٙ .ٕ قَاؿَ عَبْدُ الِله: وَجَدْتُ ىَذَا الحَْدِيثَ فِ كِتَابِ أَبِ بَِِطِّ يَدِهِ حَدَّ

ثػَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِ الزِّناَدِ، عَنْ عَمْروِ بْنِ أَبِ عَمْرٍو، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ  عِيسَى، حَدَّ
مُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: " إِفَّ أَخْوَؼَ مَا قػَتَادَةَ، عَنْ مََْ 

                                                             
 

108
 Muhammad Fuad Abdul-Baqiy, Miftah al-Kunuz al-Sunnah, (T.t., Lajnah Tarjamah 

Dairah al-Ma’arif al-Islamiya, 1993) h. 216. 

 
109

 Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin hala>l bin asdi al-Syaiba>ni, 

Musnad al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz XXXIX, (Cet.I; Muasasah Aal-Risa>lah, 1421 H/ 2001 

M), h.39. 
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 أَخَاؼُ عَلَيْكُمُ الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ " قَالُوا: ياَ رَسُوؿَ الِله وَمَا الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ؟ قَاؿَ: " الرِّياَءُ " إِفَّ 
نػْيَا، الَله يػَقُوؿُ: " يػَوَْـ تََُ  ازَى الْعِبَادُ بأَِعْمَالذِِمْ اذْىَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تػُرَاءُوفَ بأَِعْمَالِكُمْ فِ الد 

 ٓٔٔإسناده حسن. فَانْظرُُوا ىَلْ تََِدُوفَ عِنْدَىُمْ جَزَاءً "
ثػَنَا دَيػْلَمُ بْنُ غَزْوَافَ، عَبْدِي ، حَدَّ  - ٖٗٔ .ٖ ثػَنَا أبَوُ سَعِيدٍ، حَدَّ ثَنِِ حَدَّ ثػَنَا مَيْمُوفٌ الْكُرْدِي ، حَدَّ

 أبَوُ عُثْمَافَ النػَّهْدِي  عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ، أَفَّ رَسُوؿَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، قَاؿَ: " إِفَّ 
 ٔٔٔإسناده قوي. أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَلَى أمَُّتِي كُل  مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَافِ ".

b. Sunan al-Tirmiz\i 

ٌـ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ  - ٚ٘ٗٔ ثػَنَا هَََّا ثػَنَا يزَيِدُ بْنُ ىَارُوفَ، حَدَّ ثػَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَاؿَ: حَدَّ حَدَّ
عَ جَابِراً يػَقُوؿُ: قَاؿَ  ، عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ مََُمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أنََّوُ سََِ رَسُوؿُ الِله صَلَّى اللَّوُ الوَاحِدِ الْمَكِّيِّ

 عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَلَى أمَُّتِي عَمَلُ قػَوِْـ لُوطٍ.
اَ نػَعْرفِوُُ مِنْ ىَذَا الوَجْوِ عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ مََُمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِ   ىَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ، إِنََّّ

 ٕٔٔجَابِرٍ.طاَلِبٍ، عَنْ 
c. Sunan Ibnu Ma>jah 

ثػَنَا رَوَّادُ بْنُ الجَْرَّاحِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ  - ٕ٘ٓٗ .ٔ ثػَنَا مََُمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِ  قَاؿَ: حَدَّ حَدَّ
ادِ بْنِ أَوْسٍ،  ، عَنْ شَدَّ قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ عَبْدِ اللَّوِ، عَنِ الحَْسَنِ بْنِ ذكَْوَافَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نسَُيٍّ

شْرَاؾُ باِللَّوِ، أمََا إِنِِّ لَسْعُ »اللَّوِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ:  إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَتَََوَّؼُ عَلَى أمَُّتِي، الْإِ
 ٖٔٔ«وَةً خَفِيَّةً أقَُوؿُ يػَعْبُدُوفَ شََْسًا، وَلَا قَمَرًا، وَلَا وَثػَنًا، وَلَكِنْ أَعْمَالًا لِغَيْرِ اللَّوِ، وَشَهْ 

ثػَنَا الْقَاسِمُ  - ٖٕٙ٘ .ٕ ثػَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَاؿَ: حَدَّ ثػَنَا أَزْىَرُ بْنُ مَرْوَافَ قَاؿَ: حَدَّ حَدَّ
رَسُوؿُ  بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ مََُمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّوِ قَاؿَ: قَاؿَ 

]حكم  «إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَلَى أمَُّتِي عَمَلُ قػَوِْـ لُوطٍ »اللَّوِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: 
 ٗٔٔالألبانِ[ حسن

d. Syu’ab al-Ima>n al-Baihaqi> 
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 Abu> ‘Abdilla>h Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz XXXIX, 

h.43. 
 

111
 Abu> ‘Abdilla>h Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz I, h.289. 

112
 Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. Al-Jami Al-Kabir Sunan Al-

Tirmidzi, Juz. III (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), h. 110. 
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 Ibnu Ma>jah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz. II (t.tp: Da>r 

Ihya> al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th), h. 1406. 
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 Ibnu Ma>jah, Sunan Ibnu Majah, Juz. II, h. 856. 
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[ شَريِكٍ، نا ابْنُ ٘٘ٔ]ص:أَخْبػَرَناَ عَلِي  بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَافَ، أنَاَ أَحْمَدُ بْنُ عُبػَيْدِ بْنِ  - ٕٔٗٙ
ثَنِِ عَمْرُو بْنُ أَبِ عَمْروٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ قػَتَادَةَ، عَنْ  مََْمُودِ أَبِ مَرْيَََ، نا أَبِ الزِّناَدِ، وَحَدَّ

رْؾُ الْأَصْغَرُ  بْنِ لَبِيدٍ، أَفَّ رَسُوؿَ الِله صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَاؿَ: " إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَلَيْكُمُ الشِّ
رْؾُ الْأَصْغَرُ؟ قَاؿَ: " الرِّياَءُ، إِفَّ الَله يػَقُوؿُ يػَوَْـ يَُُازيِ الْعِبَادَ بِأَعْمَالذِِمِ: اذْ  ىَبُوا إِلَى " قَاؿَ: وَمَا الشِّ

نػْيَا فَانْظرُُوا ىَلْ تََِدُوفَ عِنْ  ٘ٔٔ"ادَىُمْ جَزَاءً أَوْ خَيػْرً الَّذِينَ كُنْتُمْ تػُرَاءُوفَ فِ الد 
 

e. Mu’ja>m al-Kabi>r al-T}abra>ni 

، ثنا عَبْدُ الِله بْنُ شَبِيبٍ، ثنا  - ٖٔٓٗ ثػَنَا مََُمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مََُمَّدِ بْنِ أَبِ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِي  حَدَّ
ثَنِِ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ  مََُمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِ عَمْرٍو، عَنْ عَاصِمِ بْنِ  إِسَْاَعِيلُ بْنُ أَبِ أوَُيْسٍ، حَدَّ

لَّمَ عُمَرَ بْنِ قػَتَادَةَ، عَنْ مََْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَفَّ رَسُوؿَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَ 
الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ؟ قَالُوا: ياَ رَسُوؿَ الِله وَمَا « غَرُ إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَلَيْكُمُ الشِّرْؾُ الْأَصْ »قَاؿَ: 

 الرِّياَءُ يػُقَاؿُ لِمَنْ يػَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّاسُ بِأَعْمَالذِِمْ: اذْىَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تػُرَاءُوفَ قَاؿَ: "
 ٙٔٔ"لبُُوا ذَلِكَ عِنْدَىُمْ فَاطْ 

5. I’tiba >r al-Hadi>s\ 

Setelah melakukan penelusuran ke berbagai kitab metode dan 

pengumpulan dari kitab sumber, maka langkah selanjutnya dalam penelitian ini 

ialah melakukan i’tiba>r. Tentunya dengan melakukan i’tiba >r , maka Nampak 

secara jelas seluruh jalur sanad yang akan diteliti, baik itu nama-nama 

periwayatnya, dan metode periwayatan yang setiap periwayat gunakan masing-

masing.
117

  

Kata i’tiba >r (الإعتبار) merupakan bentuk masdar dari kata i’tabara ( َاِعْتَبػَر). 

Menurut bahasa, i’tiba >r adalah peninjauan ke berbagai hal dengan maksud untuk 

dapat mengetahui sesuatunya yang sejenis.
118

 Sedangkan menurut Muhammad 
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 Abu Bakar al-Baihaqi Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali bin Musa al-Khusrawjirdi al-

Khurasani, Syu’ab al-Iman, Juz. IX, (Riyadh: Maktabah al-Rasyad, 2003), h. 154. 
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 Abu Qasim al-Tabhrani Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Matir al-Lakhmi al-

Syami, Mu’jam al-Kabir, Juz. IV (al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994), h. 253. 
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 Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis, h. 52. 
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M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis, h. 51.  
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Shiddiq, i’tiba >r adalah pengujian dan secara bahasa merupakan sinonim kata 

ikhtabara>, imtahana>, dan i’tada bih.119 

I’tibar menurut istilah, Muhammad Shiddiq berpendapat bahwa i’tibar 

adalah mengantarkan hadis ke beberapa perawi dan menguji dengan riwayat-

riwayat dan perawi lain dengan meneliti turu>q (jalan) hadis, untuk memeriksa 

apakah periwayat hadis tersebut diikuti atau digandeng oleh perawi yang 

diriwayatkan dari guru atau murid.
120

 

Adapun kegunaan dari i’tiba>r ialah agar dapat mengetahui keadaan 

seluruh sanad hadis ditinjau dari ada atau tidak adanya pendukung berupa 

periwayat yang berstatus mutabi’, atau sya>hid.121
 

Hadis yang menjadi objek penelitian terdapat pada berbagai kitab sumber 

dan hasilnya ditemukan 8 jalur periwayatan. Lebih rincinya ialah pada Musnad 

Ahmad bin H}anbal 3 jalur periwayatan, Sunan Ibnu Ma>jah 2 jalur periwayatan, 

Sunan al-Tirmiz\i 1 jalur periwayatan, Syu’ab al-Ima>n al-Baihaqi> 1 jalur 

periwayatan serta Mu’ja>m al-Kabi>r al-T}abra>ni 1 jalur periwayatan.  

Dari 8 riwayat, terdapat sya>hid karena terdapat 4 sahabat yang menerima 

hadis dari Rasulullah Saw, yakni Mahmud bin Labid, Umar bin Khattab, Syaddad 

bin Aus dan Jabir bin Abdullah. Adapun mutabi’ terdapat 5 orang pada tingkatan 

tabi’in, yakni Amri, Qatadah, Abu Usman an-Nahdi, Ubadah bin Nusayya dan 

Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Lebih jelasnya dapat dilihat pada skema sanad 

yang menjadi objek kajian: 
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Muhammad Shiddiq al-Minsyawi, Kamus Istilah Hadis (Kumpulan Istilah Ahli Hadis 

Disusun Berdasarkan Abdjad) ter. Erwin Hafid, h. 45. 
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Muhammad Shiddiq al-Minsyawi, Kamus Istilah Hadis (Kumpulan Istilah Ahli Hadis 

Disusun Berdasarkan Abdjad) ter. Erwin Hafid, h. 34. 
121Mutabi, biasa disebut tabi’ jamak tawabi’ ialah periwayat yang berstatus pendukung 

pada periwayat yang bukan berstatus sahabat Nabi, dan syahid dengan jamak syawahid ialah 

periwayat pendukung yang berada pada tingkatan sahabatNabi. Lihat: Syuhudi Ismail, 

Metodologi Penelitian Hadis, h. 52. 



 

 

وَسََّم  اللهُ عَََيْهِ  ى ىَ َ رَسُولُ الله
 وَسََّم

 

 أبَوُ سَعِيدٍ 

ادِ بْنِ أَوْسٍ  جَابِرًا مََْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ   شَدَّ

 أبَوُ عُثْمَانَ الن َّهْدِي  

 عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ 

غَزْوَانَ دَيْ ََمُ بْنُ   

 مَيْمُونٌ الْكُرْدِي  

 مََُمَّدُ بْنُ خَََف
 الْعَسْقَلََنِ  

 عُبَادَةَ بْنِ نسَُيٍّ 

 رَوَّادُ بْنُ الْْرََّاحِ 

 عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ 

 الَْْسَنِ بْنِ ذكَْوَانَ 

 هَََّام

 يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ 

 أَحَْْدُ بْنُ مَنِيعٍ 

القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ 
 الْمَكِّيِّ 

 عَبْدِ اِلله بْنِ مََُمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ 

 أحْد بن حنبل

 عَمْرٍو

 يزَيِدَ يَ عْنِ 

 لَيْثٌ 

 يوُنُسُ 

 عَاىِمِ بْنِ عُمَرَ 

 إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى

 عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ أَبِ الزّنََِدِ 

 عَمْرٍو

 أَبِ  عَبْدُ اللهِ 

   

 ابْنُ أَبِ مَرْيََ 

 عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مََُمَّدٍ 

 أَحَْْدُ بْنُ عُبَ يْدِ 

 عََِي  بْنُ أَحَْْدَ 

 إِسْْاَعِيلُ بْنُ أَبِ أوَُيْسٍ 

 عَبْدُ اِلله بْنُ شَبِيبٍ 

بْنُ أَحَْْدَ مََُمَّدُ 
 الْمُقَدَّمِي  
 إبن ماجه الترمذي الطبرانى

 أَنَّ 

 عَنْ 

 حَدَّثَنِ 

 حَدَّثَ نَا عَنْ 

 حَدَّثَ نَا

 حَدَّثَ نَا

  اَلَ   اَلَ  
 أَنَّ 

 عَنْ 

 عَنْ 

 عَنْ 

 عَنْ 

 عَنْ 
 حَدَّثَنِ 

 حَدَّثَ نَا

 حَدَّثَ نَا

 عَنْ 

 حَدَّثَنِ 

 حَدَّثَ نَا

 ثنا

 ثنا

  اَلَ 

 عَنْ 

  َ تَادَةَ 

 نََ 

 نََ 

 نََ 

 أَخْبَ رَنََ 

 عَبْدُ اللهِ 

 البيهقى

  اَلَ    اَلَ 

 عَنْ 

 عَنْ 

 عَنْ 

 عَنْ 

 حَدَّثَ نَا

 حَدَّثَ نَا

 حَدَّثَ نَا

 حَدَّثَ نَا

 عَنْ  حَدَّثَ نَا

 سَِْعَ 

دْتُ جَ وَ   
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B. Kritik Sanad 

Setelah melakukan penelusuran ke berbagai kitab, mengumpulkan hadis 

dari berbagai kitab sumber serta melakukan i’tiba>r, maka langkah selanjutnya 

ialah mengkaji kualitas hadis dengan melakukan analisa terhadap sanad guna 

untuk mengetahui hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak. 

 Adapun jalur sanad yang menjadi objek penelian kritik sanad adalah pada  

Musnad Ahmad bin H}anbal riwayat pertama sebagai berikut: 

ثػَنَا  ثػَنَا يوُنُسُ حَدَّ ، أَفَّ رَسُوؿَ الِله مََْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يزَيِدَ يػَعْنِِ ابْنَ الْذاَدِ ، عَنْ لَيْثٌ ، حَدَّ
رْؾُ الْأَصْغَرُ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَاؿَ: " إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ  عَلَيْكُمُ الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ "قَالُوا: وَمَا الشِّ

الذِِمْ: اذْىَبُوا ياَ رَسُوؿَ الِله؟ قَاؿَ: " الرِّياَءُ، يػَقُوؿُ الُله عَزَّ وَجَلَّ لَذمُْ يػَوَْـ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزيَِ النَّاسُ بِأَعْمَ 
نػْيَا فَانْظرُُوا ىَلْ تََِدُوفَ عِنْدَىُمْ جَزَاءً"إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تػُرَاءُوفَ فِ   ٕٕٔ.الد 

1. Ahmad bin H}anbal 

 Nama lengkap beliau ialah Ahmad ibn Muhammad Ibnu H}anbal ibnu Hila>l 

Ibnu Asad ibnu Idri>s Ibnu ‘Abdillah al-Syaibani>. Beliau lahir pada bulan Rabiul 

Awal tahun 164 Hijriah di Bagdad.123 Kuniyahnya adalah Abu> ‘Abdillah.124 

Beliau wafat pada hari jum‟at di Marwa pada bulan Rajab 241 H. Beliau adalah 

guru dari beberapa ulama hadis besar lainnya, seperti Bukhari, Muslim dan Abu 

Daud.125 Ahmad Ibnu Hanbal menceritakan bahwa periwayatan hadis ia lakukan 

sejak berusia 16 tahun/179 H. Beliau menimba ilmu di kota Bagdad, dan 

mengembara di berbagai kota untuk belajar ilmu Fiqih. Beliau menuntut ilmu di 

Syam, Hijaz, Yaman dan lain lain hingga beliau memiliki pengetahuan mengenai 

atsar sahabat dan tabi‟in.
126 

                                                             
 

122
 Ah{mad bin H{anbal, Musnad al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz XXXIX,, h.39. 

 
123

 Subhi al-Salih, Ulum al–Hadis wa Mustalahuhu, (Cet. XV; Beirut: Dar al- Ilm li 

AlMalayin, 1984), h.394 

 
124

 Muhammad Ibnu Isma’il Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mugirah al-Bukhari, al- Tarikh al-
Kabir, Juz II (t.t, t.th), h.5 

 
125

 Abu al-Fadl Ahmad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Hajar al- Asqalani, 

Tahzib al-Tahzib, Juz I (Cet. 1 ; al-Hindi: Dairah al Ma’arif, 1326 H), h.72 

 
126

 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, eds II (Jakarta: Amzah 2012), h.300. 
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 Beberapa ulama memberikan komentar terkait diri beliau, seperti: al-

Syafi‟i berkata bahwa, “saya meninggalkan Baghdad dan saya tidak 

meninggalkan orang yang lebih utama dan lebih alim daripada Ahmad Ibnu 

Hanbal.”
127 Ibnu Hibban mengatakan bahwa, “Iman Ahmad adalah seorang ahli 

fiqhi Hafiz dan teguh pendiriannya, selalu wara’ dan beribadah sekalipun 

dicambuk dalam peristiwa mihnah (ujian kemakhlukan al-Qur‟an). Beliau sebagai 

imam yang diteladani dan menjadi tempat perlindungan.”
128 Abu Zar‟ah dan Ibnu 

al- Madani berkata‚ “Saya tidak menemukan orang yang lebih unggul dalam hal 

hafalan dari Ibnu Ahmad bin Hanbal”, dan Al-Maumuni juga berkomentar bahwa, 

“Ahmad bin Hanbal adalah orang yang paling baik shalatnya dan selalu mengikuti 

sunah Nabi dan al-Ijli menilah siqah sabat terhadapnya.”
129 

 Adapun pendapat ulama tentang Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yaitu 

para ulama berbeda pendapat, secara umum pendapat-pendapat mereka dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok: 

a. Seluruh hadis yang terdapat di dalamnya dapat dijadikan hujjah. Pendapat 

ini berdasarkan perkataan Ahmad ketika ditanyakan kepadanya tentang 

nilai suatu hadis, jika umat islam berselisih tentang suatu hadis, maka 

merujuklah pada kitab musnad ini, jika mereka menemukan hadis tersebut 

ada di dalam musnad, jika tidak ada maka hadis itu tidak bisa dijadikan 

hujjah. 

b. Di dalam musnad terdapat hadis yang s}ahi>h, d}a’i>f dan bahkan maudu>’. 

Menurut Ibn al-Jauzy menjelaskan bahwa di dalam musnad ahmad 

terdapat 29 hadis maudu>’. Menurut al-Iraqy bahkan terdapat 39 hadis 

                                                             
 

127
 Nur al-Din It’r, Manhaj al-Naqd Fi Ulum al-Hadis, yang diterjemahkan oleh Mujiyo, 

Ulumul Hadis, (Cet I; Bandung: PT. Rosdakarya Offset, 2012), h. 284. 

 
128

 Subhi al-Salih, Ulum al –Hadis wa Mustalahuhu, (Cet. VIII; Beirut: Dar al- Ilm li 

AlMalayin, 1977), h.395. 

 
129

 Abu al-Hasan Ahmad ibn ‘ Abdullah bin Salih Al-Ajli, Ma’rifah al-Siqat ( Cet I; 

Maktabah al-Dar bi Al-Madinah al- Munawarah, 1405 H), h.107 
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maudu>’ di dalam musnad, yang berasal dari tambahan-tambahan Abdullah 

putera ahmad. Ketiga, bahwa di dalam musnad terdapat hadis yang s}ah}i>h} 

dan d}a’i>f, yang mendekati derajat hasan. Diantara mereka yang 

berpendapat demikian ialah al-Zahabi, ibn Hajar al-Asqalani, ibn 

Taimiyah dan alSuyuti. 

c. Di dalam musnad terdapat hadis yang s}ahi>h dan d}a’i>f, yang mendekati 

derajat hasan ini, dapat diajukan beberapa alasan. Pertama, Imam Ahmad 

sendiri barangkali memang tidak sempat menuntaskan proses perbaikan 

dan koreksi terhadap Musnadnya ini. Kedua, sebagaimana diungkapkan 

Ibn Hajar, Imam Ahmad barangkali pernah memerintahkan agar hadis-

hadis d}a’i>f itu dihapuskan, namun Abdullah lupa untuk menghapusnya. 

Ketiga, sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Taymiyah, boleh jadi hadits-

hadits d}a’i>f itu bersumber dari apa yang diriwayatkan oleh Abdullah dan 

al-Qathî‟i dari guru-guru selain Ahmad bin Hanbal.130 

 Pada masa Ahmad, istilah untuk kualitas hadis hanya dikenal atas dua 

tingkatan, yaitu s}ahi>h } dan d}a’i>f, istilah hadis hasan belum dikenal, sehingga hadis 

d}a’i>f yang diambil oleh Ahmad dan diterimanya itu pada dasarnya adalah hadis 

yang tidak terlalu parah ked}a’i>fan atau periwayatnya tidak terlalu lemah, serta 

tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis s}ah}i>h}, atau setingkat dengan hadis 

hasan dalam konsep al-Turmuz}i.131 

2. Yunus 

 Nama lengkapnya adalah Yunus bin Muhammad bin Muslim al-Bagda>di 

atau juga dikenal dengan nama Abu Muhammad al-Ma‟dab. Beliau adalah orang 

tua dari Ibrahim bin Yunus al-Ma‟ruf Bahrami. Tahun wafat beliau terdapat 

                                                             
 

130
 Arifin Zainul, Studi KItab Hadis (Surabaya, Al-Muna, 2010), 214. 

 
131

 Hasjim Abbas, Kodifikasi Hadis Dalam Kitab Mu'tabar, (Surabaya: Bagian 

Penerbitan Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2003),75. 
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perbedaan pendapat oleh para ulama,  Ibnu Hibban dalam al-s\iqah mengatakan 

bahwa beliau wafat tahun 207 H di usia 90 tahun, begitupula dengan pendapat 

Abu Hasan al-Zaydi. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa beliau wafat 

pada malam ketujuh bulan Safar tahun 208 H.132   

 Guru-gurunya ialah Harb bin Maimun al-Kabir, Hammad bin Zaid, Daud 

bin Abi al-Firat, Said bin Zarbi, Suwaid Abi Hatim, Salam bin Abi Mathi‟, Syarik 

bin Abdullah, Syayban bin Abdurrahman al-Nahwi, Shalih bin Rawman, al-Qasim 

bin al-Fadl al-Hadani, al-Lays\ bin Sa’ad, Muhammad bin Ali bin Syafi‟.
133 

 Murid-murid yang meriwayatkan hadis dari beliau ialah anaknya sendiri; 

Ibrahim bin Muhammad bin Yunus al-Ma‟ruf, Abu al-Azhar Ahmad bin al-Azhar 

al-Naisaburi, Ahmad bin H}anbal, Abu BAkr Ahmad bin Abi Khaytsamah Zuhair 

bin Harb, Hajjaj bin al-Sya‟ir, Husain bin Isa al-Busthami, Abbas bin Muhammad 

al-DUri, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Abi al-Dunya, Abdullah bin 

Muhammad al-Musnadi.134  

 Utsman bin Said al-Darimi menilai beliau tsiqah. Ya‟qub bin Syaibah 

menilai beliau tsiqah tsiqah.135 Abu Hatim dan Ahmad bin al-Khalil al-Barjalani 

menilai beliau Shuduq,136 begitupula dengan komentar yang diutarakan oleh Ibnu 

Hajar al-Atsqalani dalam kitabnya Tahzib al-Tahzib.137 

3. Lays\ 

 Nama lengkapnya adalah Lays\ bin Sa’ad bin ‘Abdurrahman al-Fahmi>. Ia 

juga dikenal dengan nama Abu> al-Haris al-Mis}ri. Mantan budak dari 

                                                             
132

 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< 

Asma>i al-Rija>l, Juz 32, (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1980 M), h. 540. 
 

133
 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 32, h. 541. 

 
134

 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 32, h. 542. 
 

135
 Abu Bakr Ahmad bin ‘Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi al-Khatib al-Baghdadi, 

Tarikh Baghdad,  Juz.14, (Cet. I, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 2002 M), h. 351.  

 
136

 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 32, h. 543-544. 

 
137

 Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani,  

Tahzib al-Tahzib, Juz.11, (Cet.I, t.t.: 1326 H) h. 447-448. 
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Abdurrahman bin Khalid bin Musafir. Pendapat lain mengatakan bahwa beliau 

adalah mantan budak Ibnu Tsabit bin Za‟an. Beliau berasal dari Mesir.
138 Menurut 

Ya‟qub bin Sufyan dalam kutipan Ibnu Hajar al-Atsqalani, beliau lahir pada tahun 

94 H dan wafat pada hari jum‟at, nisfu sya’ban (pertengahan bulan Sya‟ban), 

tahun 175 H.139 

 Beliau berguru kepada ulama-ulama antara lain: Ibrahim bin Abin 

„Abalah, Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah, Ayyub bin Musa, Bakr bin Sawwad, 

Ja‟far bin Abdullah bin al-Hakim al-Anshari, haris bin Yazid al-Hadrami, Amru 

bin al-Haris, Hasan bin Tsauban, Walid bin abi al-Walid, Yahya bin Ayyub al-

Mishri, Yazi>d bin ‘Abdullah al-Ha>d, Yunus bin Yazid, Abi Zubair al-Makki, Abi 

Qabil al-Ma‟arifi.140 

 Murid-muridnya ialah Ahmad bin Abdullah bin Yunus, Adam bin Abi 

Iyas, Hajjaj bin Muhammad, Daud bin Manshur al-Nasa‟i, Zaid bin Yahya bin 

Ubaid, Said bin al-Hakim bin Abi Maryam, Syababah bin Sawwar, Syu‟aib bin 

Yahwa al-Tujibi, „Ashim bin Ali bin Ashim al-Wasathi, Abdullah bin Wahab, 

Yunus bin Muhammad al-Ma‟dab.141 

 Muhammad bin Sa‟ad dalam al-Thabaqah al-Khamisah menjelaskan 

bahwa beliau adalah periwayat tsiqah yang banyak meriwayatkan hadis shahih. 

Ahmad bin Sa‟ad bin Ibrahim al-Zuhri menilai beliau adalah periwayat tsiqah 

tsabat. Abu Daud, Ishaq bin Manshur, „Ali abin al-Madani, dan Ya‟qub bin 

Syaibah menilai beliau sebagai periwayat tsiqah. Abu Thalib dan al-Fadhl bin 

Ziyad mengungkapkan bahwa beliau merupakan ulama dengan pengetahuan yang 

                                                             
 

138
 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 24, h. 255-256. 

 
139

 Ibnu Hajar al-Asqalani,  Tahzib al-Tahzib, Juz.8, h. 464. 

 
140

 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 24, h. 256-259. 

 
141

 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 24, h. 259-260. 
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banyak juga shahih dalam meriwayatkan hadis. Abi Hatim dan Ibnu Kharsy 

mnilai beliau sebagai periwayat shuduq dan shahih al-hadis.142 

4. Yazid Ibnu al-Ha>d 

 Nama lengkapnya adalah Yazi>d bin ‘Abdullah bin Usa>mah bin al-Ha>d al-

Lays\i>. Ia juga dikenal dengan nama Abu Abdullah al-Madani. Beliau wafat di 

Madinah tahun 139 H.143 

 Guru-guru beliau yakni: Ibrahim bin Sa‟ad, Ismail bin Abdullah bin Ja‟far 

bin Abi Thalib, Tsa‟labah bin Abi Malik, Ja‟far bin Muhammad bin Ali, Ziyad bin 

Abi Ziyad, Sa‟ad bin Ibrahim, Abi Hazim Salamah bin Dinar, Suhail bin Abi 

Shaleh, Ubadah bin al-Walid bin Ubadah, Abdullah bin Khabbab, Abdurrahman 

bin Umar bin Abi Zainab, Ali bin Umar bin Ali bin Husain,  Amru bin Syu‟aib, 

„Umayr bin Syu‟aib.
144 

 Murid-murid yang meriwayatkan hadis dari beliau ialah Abu Dhamrah 

Anas bin Iyadh al-Laytsi, Bakr bin Mudhar, Haywah bin Syarih, Said bin Abi 

Hilal, Sufyan bin Uyaynah, Abdullah bin Ja‟far al-Makhrami, Abdurrahman bin 

Salman al-Hajari, Abd al-Salam bin Hafsh, Abdul Aziz bin Muhammad al-

Darawardi, Ubaidullah bin Umar al-Umari, al-Lays\ bin Sa’ad, Malik bin ANas, 

Nafi‟ bin Zaid.
145 

 Abu Bakr bin Abi Khaytsamah, al-Nasa‟i, dan Abi Hatim menilai beliau 

tsiqah. Ibnu Hibban juga menyebutkannya dalam “al-Tsiqah”. Muhammad bin 

Sa‟ad dalam Thabaqahnya menilai beliau sebagai periwayat tsiqah dan banyak 

meriwayatkan hadis-hadis Nabi.146 

 

                                                             
 

142
 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 24, h. 261-278. 

 
143

 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 32, h.169 
 

144
 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 32, h.169-170. 

 
145

 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 32, h.170. 
 

146
 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 32, h.171. 
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5. Amru 

 Nama lengkapnya adalah Amru bin Syu‟aib bin Muhammad bin Abdullah 

bin Amru bi al-Ash al-Qurasyi al-Sahami. Ia juga dikenal dengan nama Abu 

Ibrahim atau Abu Abdullah al-Madani. Abu Hatim mengatakan bahwa beliau 

bertempat tinggal di Mekah dan juga pernah melakukan perjalanan keilmuan ke 

Tha‟if. Ibnunya bernama Habibah binti Murrah bin Amru bin Abdullah.147 

 Beliau meriwayatkan hadis dari guru-gurunya yakni Said bin Abi Said al-

Muqbiri, Sulaiman bin Yassar, Syu‟aib bin Muhammad (ayahnya), Thawus bin 

Kaysan, „Ashim bin Sufyan bin Abdullah al-Tsaqafi, Abdullah bin Abi Najih, 

Urwan bin Zubair, Atha‟ bin Abi Rabah, Mujahid bin Jabbar al-Makki, 

Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri, Mugirah bin Hakim al-Shan‟ani.
148 

 Murid-muridnya: Ibrahim bin Maysarah al-Tha‟ifi, Usamah bin Zaid al-

Laytsi, Ishaw bin Abdullah bin Abi Farwah, Ayyub al-Sakhtiyani, Hubaib al-

Muallim, Hajjaj bin Arthah, Hasan bin Atiyah, Humayd bin Qiyas, Daud bin 

Qiyas al-Fara‟ Said bin Abi Hilal, Sulaiman bin Musa al-Dimasyqi, Yahya bin 

ABi Katsir al-Yamani, Yazi>d bin ‘Abdullah bin al-Ha>d,Ya‟qub bin Atha‟ bin ABi 

Rabah.149 

 Yahya bin Said al-Qattan menilai beliau seorang periwayat yang tsiqah 

yahtaju bih. Al-Razi menilai beliau dan Qatadah dengan uangkapan la ba’sa 

alayhuma syay’un. Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa ia menuliskan hadis-

hadis dari Amru bin Syu‟aib namun tidak dijadikan landasan berhujjah. Abu Bakr 

al-Atsram dan Ishaq bin Manshur juga menuliskan hadis-hadis dari beliau. Abbas 

dalam tarikhnya menilai bahwa Amru bin Syu‟aib adalah periwayat tsiqah. Abu 

Bakr bin Abi Haytsamah memberikan penilaian yakni laysa bizaka.150 

                                                             
 

147
 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 22, h. 64. 

 
148

 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 22, h. 65. 
 

149
 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 22, h. 66-67. 

 
150

 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 22, h. 68-75. 
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6. Mahmu>d bin Labi>d 

 Nama lengkapnya adalah Mahmu>d bin Labi>d bin Uqbah bin Ra>fi’ bin 

Amri’ al-Qays bin Zayd bin ‘Abd al-Asyhal al-Ans}ari al-Asyhali. Beliau juga 

dikenal dengan nama Abu Nu‟aim al-Madani. Ibunya adalah Ummu Manzur binti 

Mahmud bin Maslamah al-Anshari. Beliau lahir di masa Nabi Muhammad saw. 

Maka dari itu, ia tidak mendengar langsung dari Nabi saw. Namun apa yang 

diriwayatkannya dari Nabi saw. merupakan suatu hadis. Muhammad bin Sa‟ad 

menjelaskan dalam “al-T}abaqat”, bahwa beliau adalah golongan tabi’in ‘ula dari 

ahl al-madinah. Namun al-Bukhari mengatakan dalam Tarikh-nya bahwa beliau 

termasuk dalam golongan sahabat.151 Beliau wafat di Madinah pada tahun 96 H. 

namun pendapat lain mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 97 H, yakni 

menurut Abu Hasan al-Ziyadi. Al-Waqid sendiri mengatakan bahwa beliau wafat 

tahun 99 H.152 

 Guru-gurunya: Jabir bin Abdullah, Rafi‟ bin Khadij, Salamah bin Salamah 

bin Waqasy, Syaddad bin Aus, Abdullah bin Abi Umamah bin Tsa‟labah al-

Anshari, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Qatadan bin Nu‟man, Abi Said al-

Khudri, Rafidah dan juga sahabat-sahabat dari kalangan wanita.153 

 Murid-muridnya: Bukair bin Abdullah al-Asyaj, Ja‟far bin Abdullah bin 

al-Hakam, Hushain bin Abdurrahman al-Asyhali, Shalih bin Ibrahim bin 

Abdurrahman bin Auf, Ashim bin Umar bin Qatadah bin Nu‟man, Muhammad 

bin Ibrahim bin al-Haris al-Taymi, Muhammad bin Muslim bin Syihab al-

Zuhri.154 

                                                             
 

151
 Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin al-Munzir al-Razi bin 

Abi Hatim, al-Jarh wa al-Ta’dil, Juz. 8, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1952) h. 289. 

 
152

 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 27, h. 309. 

 
153

 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 27, h. 309-310. 

 
154

 Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz 27, h. 310. 
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 Muhammad bin Sa‟ad menilai beliau sebagai periwayat tsiqah namun 

hanya meriwayatkan sedikit hadis.155
  Al-Haris juga memberikan komentar tsiqah 

terhadap pribadi Mahmud bin Labid.156 

Yang temaktub dalam kitab-kitab yang membahas tentang rawi, tidak 

banyak yang dapat ditemukan tentang penilaian ulama terhadap beliau, karena 

beliau termasuk periwayat di tingkat sahabat. Ulama hadis telah membuat konsep 

al-saha>bah kullukum ‘udu>l yang menilai bahwa semua periwayat di tingkat 

sahabat Nabi mempunyai keadilan yang sama dan tidak perlu mendapatkan 

kritikan. Bagi para sahabat pada hakikatnya pecinta kebenaran yang dibimbing  

oleh Nabi melalui bimbingan wahyu. Adapun terjadinya perselisihan dan perang 

di antara mereka merupakan isu politik yang tidak bisa dijadikan alasan untuk 

menghilangkan keadilan mereka dalam periwayatan hadi>s|.
157

 

Setelah mengamati sanad yang menjadi objek penelitian kritik sanad dan 

didapatkan pula keterangan-keterangan yang berkaitan dengan sanad yang diteliti, 

maka dari peneliti menyimpulkan bahwa sanad yang menjadi objek penelitian 

telah memenuhi  kaedah keshahihan sanad hadis, yakni sebagai berikut: 

a) Ittisa>l al-sanad atau sanad bersambung, dimulai dari periwayat pertama 

yakni Mahmud bin Labid hingga ke periwayat terakhir yakni Imam 

Ahmad bin Hanbal, dapat disimpulkan bersambung sanadnya. Hal tersebut 

dapat disimpulkan karena telah terpenuhi syarat ketersambungan sanad, 

yakni adanya hubungan guru dan murid, hidup sezaman, berdomisili di 

daerah yang sama. 

b) Periwayat ‘adil yakni periwayat pada sanad yang diteliti sebagai periwayat 

menjaga muru’ah, wara‟dan lisannya. 
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c) Periwayatan al-dhabit, bahwa periwayat pada hadis yang diteliti 

mendapatkan penilaian positif, seperti dengan menggunakan kata s\iqah, 

laisa bihi ba’su, h{afiz \, sadu>q, dan lain-lain. 

 Melihat kriteria sanad berdasarkan kaedah keshahihan sanad telah 

terpenuhi, maka sanad pada hadis yang diteliti berstatus s}ah}ih}, maka tahap 

selanjutnya dalam penelitian ini yakni kritik matan.  
 

C. Kritik Matan 

 Hadis yang menjadi objek penelitian ditemukan didalam berbagai kitab 

sumber dan hasilnya ditemukan 8 jalur periwayatan. Selengkapnya terdapat pada 

Musnad Ahmad bin H}anbal 3 jalur periwayatan, Sunan Ibnu Ma>jah 2 jalur 

periwayatan, Sunan al-Tirmiz}i 1 jalur periwayatan, Syu’ab al-Ima>n al-Baihaqi> 1 

jalur periwayatan serta Mu’jam al-Kabi>r al-T}abrani 1 jalur periwayatan. Penulis 

telah menemukan beberapa lafal yang berbeda khususnya sebagai berikut: 

1. Musnad Ahmad bin H}anbal (riwayat 1) 

رْؾُ الْأَصْغَرُ " رْؾُ الْأَصْغَ  "إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَلَيْكُمُ الشِّ الرِّياَءُ، الِله؟ قَاؿَ: "رُ ياَ رَسُوؿَ قَالُوا: وَمَا الشِّ
تُمْ تػُرَاءُوفَ فِ يػَقُوؿُ الُله عَزَّ وَجَلَّ لَذمُْ يػَوَْـ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزيَِ النَّاسُ بِأَعْمَالذِِمْ: اذْىَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْ 

نػْيَا فَانْظرُُوا ىَلْ تََِدُوفَ عِنْدَىُمْ جَزَاءً"  ٛ٘ٔالد 
2. Musnad Ahmad bin H}anbal (riwayat 2) 

رْؾُ الْأَصْغَرُ إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَ " رْؾُ الْأَصْغَرُ؟ قَاؿَ: "الرِّياَءُ" " قَالُوا: ياَ رَسُوؿَ الِله وَمَا لَيْكُمُ الشِّ الشِّ
نػْيَا، فَانْظرُُوا يػَوَْـ تََُازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالذِِمْ اذْىَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تػُرَاإِفَّ الَله يػَقُوؿُ: " ءُوفَ بِأَعْمَالِكُمْ فِ الد 

 ٜ٘ٔ"لْ تََِدُوفَ عِنْدَىُمْ جَزَاءً ىَ 
3. Musnad Ahmad bin H}anbal (riwayat 3) 

 ٓٙٔ".مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَافِ  إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَلَى أمَُّتِي كُل  "
                                                             
 

158
 Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin hala>l bin asdi al-Syaiba>ni, 

Musnad al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz XXXIX, (Cet.I; Muasasah Aal-Risa>lah, 1421 H/ 2001 

M), h.39. 

 
159

 Abu> ‘Abdilla>h Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz XXXIX, 

h.43. 



54 
 

 
 

4. Sunan al-Tirmiz\i 

 ٔٙٔأمَُّتِي عَمَلُ قػَوِْـ لُوطٍ.إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَلَى 
5. Sunan Ibnu Ma>jah (riwayat 1) 

شْرَاؾُ بِاللَّوِ، أمََا إِنِِّ لَسْعُ أقَُوؿُ يػَعْبُدُوفَ شََْسًا، وَلَا » قَمَرًا، وَلَا  إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَتَََوَّؼُ عَلَى أمَُّتِي، الْإِ
 ٕٙٔ«وَةً خَفِيَّةً وَثػَنًا، وَلَكِنْ أَعْمَالًا لِغَيْرِ اللَّوِ، وَشَهْ 

6. Sunan Ibnu Ma>jah (riwayat 2) 

 ٖٙٔ«إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَلَى أمَُّتِي عَمَلُ قػَوِْـ لُوطٍ »
7. Syu’ab al-Ima>n al-Baihaqi> 

الرِّياَءُ، إِفَّ الَله يػَقُوؿُ " قَاؿَ: وَمَا الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ؟ قَاؿَ: " ؾُ الْأَصْغَرُ إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَلَيْكُمُ الشِّرْ "
نػْيَا فَانْظرُُوا ىَلْ تََِ  دُوفَ عِنْدَىُمْ جَزَاءً يػَوَْـ يَُُازيِ الْعِبَادَ بأَِعْمَالذِِمِ: اذْىَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تػُرَاءُوفَ فِ الد 

ٗٙٔ"اأَوْ خَيػْرً 
 

8. Mu’jam al-Kabi>r al-T}abrani 

رْؾُ الْأَصْغَرُ إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَ » رْؾُ الْأَصْغَرُ؟ قَاؿَ: "قَالُوا: ياَ رَسُوؿَ الِله وَمَا « لَيْكُمُ الشِّ الرِّياَءُ الشِّ
لبُُوا ذَلِكَ يػُقَاؿُ لِمَنْ يػَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّاسُ بِأَعْمَالذِِمْ: اذْىَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تػُرَاءُوفَ فَاطْ 

 ٘ٙٔ"عِنْدَىُمْ 
Dari 8 riwayat hadis yang ditemukan menggunakan metode takhri>j al-

hadi>s\ sebelumnya, terdapat 4 riwayat yang tidak membahas tentang judul 

penelitian yang penulis angkat sehingga menurut penulis riwayat-riwayat tersebut 

tidak dimasukkan dalam kajian kritik matan ini. Riwayat-riwayat hadis tersebut 

hanya memiliki beberapat kesamaan redaksi dalam matan hadisnya. Adapun 
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riwayat yang dimaksud yakni dalam Musnad Ahmad bin H}anbal riwayat 3; 

riwayat Sunan al-Tirmiz\i; dan dalam Sunan Ibnu Ma>jah riwayat 1 dan 2. 

Hadis yang menjadi objek penelitian ini ditemukan dalam 4 riwayat 

lainnya yaitu: Musnad Ahmad bin H}anbal (riwayat 1 dan 2); riwayat Syu’ab al-

Ima>n al-Baihaqi>; serta riwayat Mu’jam al-Kabi>r al-T}abrani. Adapun perbedaan 

matan hadis dari kelima riwayat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Musnad Ahmad 

bin H}anbal 
(riwayat 1) 

Musnad Ahmad 

bin H}anbal 

(riwayat 2) 

Syu’ab al-Ima>n al-

Baihaqi> 
Mu’jam al-Kabi>r 

al-T}abrani 

إِفَّ أَخْوَؼَ مَا 
أَخَاؼُ عَلَيْكُمُ 
 الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ 

إِفَّ أَخْوَؼَ مَا 
أَخَاؼُ عَلَيْكُمُ 
 الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ 

إِفَّ أَخْوَؼَ مَا 
أَخَاؼُ عَلَيْكُمُ 
 الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ 

إِفَّ أَخْوَؼَ مَا 
أَخَاؼُ عَلَيْكُمُ 
 الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ 

قاَلُوا: وَمَا الشِّرْؾُ 
الْأَصْغَرُ ياَ رَسُوؿَ 
 الِله؟ قاَؿَ: الرِّياَءُ 

الِله  قاَلُوا: ياَ رَسُوؿَ 
وَمَا الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ؟ 

 قاَؿَ: الرِّياَءُ 

قاَؿَ: وَمَا الشِّرْؾُ 
 الْأَصْغَرُ؟ قاَؿَ: الرِّياَءُ 

قاَلُوا: ياَ رَسُوؿَ الِله 
وَمَا الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ 

 قاَؿَ: الرِّياَءُ 

يػَقُوؿُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ 
لَذمُْ يػَوَْـ الْقِيَامَةِ: إِذَا 

النَّاسُ جُزيَِ 
 بأَِعْمَالذِِمْ:

إِفَّ الَله يػَقُوؿُ: يػَوَْـ 
تََُازَى الْعِبَادُ 

 بأَِعْمَالذِِمْ 

إِفَّ الَله يػَقُوؿُ يػَوَْـ 
يَُُازيِ الْعِبَادَ 

 بأَِعْمَالذِِمِ 

يػُقَاؿُ لِمَنْ يػَفْعَلُ 
ذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّاسُ 

 بأَِعْمَالذِِمْ 

اذْىَبُوا إِلَى الَّذِينَ  
تػُرَاءُوفَ فِ  كُنْتُمْ 

نػْيَا فاَنْظرُُوا  الد 

اذْىَبُوا إِلَى الَّذِينَ  
كُنْتُمْ تػُرَاءُوفَ 

نػْيَا  بأَِعْمَالِكُمْ فِ الد 
 فاَنْظرُُوا

اذْىَبُوا إِلَى الَّذِينَ  
كُنْتُمْ تػُرَاءُوفَ فِ 

نػْيَا فاَنْظرُُوا  الد 

اذْىَبُوا إِلَى الَّذِينَ  
 كُنْتُمْ تػُرَاءُوفَ 

دُوفَ عِنْدَىُمْ ىَلْ تََِ 
 جَزَاءً 

ىَلْ تََِدُوفَ عِنْدَىُمْ 
 جَزَاءً 

ىَلْ تََِدُوفَ عِنْدَىُمْ 
 جَزَاءً أَوْ خَيػْرًا

 فاَطلْبُُوا ذَلِكَ عِنْدَىُمْ 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat adanya perbedaan yang mencolok dari 

riwayat lainnya yakni dalam Sunan Ibnu Ma>jah riwayat 2. Riwayat lainnya hanya 

berbeda dalam beberapa kata dan redaksi yang digunakan dalam matan hadisnya. 



56 
 

 
 

Dari perbedaan lafal dalam kalimat-kalimat tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa meskipun beberapa kalimatnya telah berubah,  makna dari kalimat-kalimat 

tersebut tetap sama. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa hadis di atas 

merupakan riwa>yah bi al-ma‘na>.  

Peneliti juga mengamati bahwa terdapat matan hadis yang sering 

digunakan dalam meriwayatkan hadis tersebut atau bisa juga disebut dengan lafal 

asli yang diucapkan Rasulullah Saw. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa 

lafal yang asli terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal riwayat 2, yaitu: 

رْؾُ الْأَصْغَرُ إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَ " رْؾُ الْأَصْغَرُ؟ قَاؿَ: "الرِّياَءُ" وؿَ الِله وَمَا " قَالُوا: ياَ رَسُ لَيْكُمُ الشِّ الشِّ
نػْيَا، فَانْ إِفَّ الَله يػَقُوؿُ: " ظرُُوا يػَوَْـ تََُازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالذِِمْ اذْىَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تػُرَاءُوفَ بِأَعْمَالِكُمْ فِ الد 

 ٙٙٔ"لْ تََِدُوفَ عِنْدَىُمْ جَزَاءً ىَ 
Setelah menentukan lafal asli, maka langkah peneliti selanjutnya adalah 

melakukan penelitian terhadap semua matan hadis untuk mengetahui apakah hadis 

tersebut terhindar dari syuz\u>z\ dan ‘illah. Adapaun kaidah minor keshahihan 

matan hadis dari ‘illah yakni idra>j (sisipan), inqila>b (pembalikan lafal), Ziya>dah 

(tambahan), musahhaf (perubahan titik pada huruf) dan muharraf (perubahan 

baris), nuqs}an (pengurangan lafal), id{tirab (terdapat pertentangan yang tidak 

dapat dikompromikan), dan tagyi<r (mengganti kata). Kaidah  minor keshahihan 

matan dari syuz\u>z\ yakni tidak bertentangan dengan al-qur’an, tidak bertentangan 

dengan h{adis\ yang lebih shah{ih{, tidak bertentangan dengan fakta sejarah, dan 

tidak bertentangan dengan akal sehat. 

1. Kaidah minor terhindar dari ‘illah 

a. Idra>j (sisipan), pada semua jalur hadis yang diteliti tidak ditemukan 

sisipan. 

                                                             
 

166
 Abu> ‘Abdilla>h Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz XXXIX, 

h.43. 



57 
 

 
 

b. Inqila>b (pembalikan lafal), peneliti menemukan pada matan hadis lain 

terdapat inqila>b, yaitu dalam Musnad Ahmad bin H}anbal riwayat 1, 

redaksi kata  ِياَ رَسُوؿَ الله ketika para sahabat bertanya diakhirkan, yakni:  وَمَا
 sedangkan pada lafal asli redaksinya di awal الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ ياَ رَسُوؿَ الِله؟

kalimat pertanyaan,  الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ؟ياَ رَسُوؿَ الِله وَمَا  

c. Ziya>dah (tambahan), peneliti menemukan tambahan pada beberapa matan 

hadis yang diteliti yakni: 

1) Kalimat إِفَّ الَله يػَقُوؿُ: يػَوَْـ تََُازَى dalam Musnad Ahmad bin H}anbal 

riwayat pertama terdapat tambahan kata  َّعَزَّ وَجَل setelah lafal  ُالله, dan 

terdapat tambahan keterangan mengenai الْعِبَادُ بأَِعْمَالذِِمْ  يػَوَْـ تََُازَى  

yakni ِْيػَوَْـ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزيَِ النَّاسُ بِأَعْمَالِذم. adapun redaksi yang digunakan 

ialah  َِالنَّاسُ بأَِعْمَالذِِمْ: يػَقُوؿُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَذمُْ يػَوَْـ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزي . 
2) Dalam riwayat Syu’ab al-Ima>n al-Baihaqi>, lafal akhirnya terdapat 

tambahan رًا ىَلْ  Adapun redaksi lafal akhir yang digunakan yakni .أَوْ خَيػْ
 تََِدُوفَ عِنْدَىُمْ جَزَاءً أَوْ خَيػْراً

d. Musahhaf (perubahan titik pada huruf) dan muharraf (perubahan baris). 

Pada semua jalur hadis yang diteliti tidak ditemukan perubahan baris pada 

huruf. Namun untuk musahhaf atau perubahan titik pada huruf ditemukan 

dalam riwayat Syu’ab al-Ima>n al-Baihaqi>, yakni mengganti lafal تََُازَى 

menjadi  َُُازيِي . 

e. Nuqs}an (pengurangan lafal), peneliti menemukan pengurangan lafal pada 

matan hadis yang diteliti yakni dalam riwayat Syu’ab al-Ima>n al-Baihaqi>. 

Kalimat ketika para sahabat bertanya tidak menggunakan lafal  ِياَ رَسُوؿَ الله 
dengan redaksi yang digunakan yakni  ُقَاؿَ: وَمَا الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ؟ قَاؿَ: الرِّياَء. 



58 
 

 
 

f. Id{tirab (terdapat pertentangan yang tidak dapat dikompromikan), pada 

semua jalur hadis yang diteliti tidak ditemukan pertentangan yang tidak 

dapat dikompromikan. 

g. Tagyi<r (mengganti kata), ditemukan adalah: 

1) Lafal تََُازَى  dalam Musnad Ahmad riwayat 1 diganti dengan lafal 

 Sedangkan dalam riwayat Mu’jam al-Kabi>r al-T}abra>ni .جُزيَِ 

mengganti kalimat  ْيػَوَْـ تََُازَى الْعِبَادُ بأَِعْمَالذِِم dengan kalimat  ْيػَفْعَلُ لِمَن
 .ذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّاسُ بأَِعْمَالِذمِْ 

2) Kalimat ىَلْ تََِدُوفَ عِنْدَىُمْ جَزَاء dalam Mu’jam al-Kabi>r al-T}abra>ni 

diganti dengan kalimat  ْفَاطْلبُُوا ذَلِكَ عِنْدَىُم. 
Peneliti menyimpulkan bahwa hadis di atas tergolong riwa>yah bi al-ma’na>. 

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan terhadap ‘illah dalam matan hadis 

tersebut ditemukan adanya perbedaan dalam matan hadis. Dilihat dari kaidah 

minor terhindar dari ‘illah yang digunakan di atas walaupun terjadi inqila>b, 

ziya>dah, muharraf, dan tagyi<r pada hadis tersebut tetapi tidak sampai merubah 

makna hadis dan menunjukkan bahwa hadis tersebut terhindar dari ‘illah. 

2. Kaidah minor terhindar dari syuz\u>z\ 

Kemudian untuk mengetahui apakah ada sya>z| pada matan hadis tersebut 

dengan cara menggunakan kaidah minor terhindar dari sya>z|, sebagai berikut: 

a. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an 

Hadis yang penulis teliti terkait tentang riya sama sekali tidak 

bertentangan dengan al-Qur’an karena ada ayat-ayat dalam al-Qur’an yang 

menjelaskan bahwa riya dimasukkan ke dalam perbuatan tercela, 

sebagaimana dalam QS. Al-Ma>’u>n/107: 4-7, 

يۡلٞ لّلِۡهُصَلّيَِن   ََ َنَ   ٤فَ ٌُ ٍِمۡ سَا ِ مۡ عَو صَلََث ٌُ ِيوَ  مۡ يرَُاءُٓونَ   ٥ٱلَّذ ٌُ ِيوَ  وَيَهۡيَعَُنَ  ٦ٱلَّذ
 ٧ٱلهَۡاعَُنَ  
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Terjemahnya: 
"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) 
orangorang yang lalai dari shalatnya. orang-orang yang berbuat riya. 
dan enggan (menolong dengan) barang berguna". (QS al-Ma>'u>n/107: 
4-7).167 

Hadis yang penulis teliti menunjukkan bahwa riya termasuk dalam 

perbuatan syirik kecil. Sedangkan perbuatan syirik adalah salah satu tindakan 

yang menjerumuskan ke dalam dosa besar. Sebagaimana yang terdapat 

didalam sebuah ayat yang berbunyi, 

كَ بًِۦِ وَيَغۡفِرُ نَا دُونَ  ن يشَُۡۡ
َ
َ لََ حَغۡفرُِ أ ىٰٓ إنِذ ٱللَّذ ِ فَلَدِ ٱفۡتَََ ُۚ وَنَو يشُۡۡكِۡ بٱِللَّذ َٰلمَِ لهَِو يشََاءُٓ ذَ

 ٤٨إثِۡهًا عَظِيهًا  
Terjemahnya: 

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 
mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 
dikehendaki -Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka 
sungguh ia telah berbuat dosa yang besar". (QS al-Nisa>'/4: 48).168 

Ibadah atau segala sesuatu yang sengaja dilakukan untuk 

menunjukkan kepada orang lain atau dalam hal ini untuk pamer atau riya, 

adalah perbuatan yang tercela. Karena ibadah dilakukan hanya untuk Allah 

swt. dan mengharap ridha-Nya, sebagaimana firman Allah swt., 

ِ رَبِّ ٱلۡعََٰلَهِيَن   ىاَ۠  ١٦٢كلُۡ إنِذ صَلََتِِ وَنسُُكِِ وَمََۡيَايَ وَمَهَاتِِ لِلَّذ
َ
مِرۡتُ وَأ

ُ
َٰلمَِ أ ۖۥ وَبذَِ لََ شََِيمَ لََُ

لُ  وذ
َ
 ١٦٣ٱلهُۡسۡلهِِيَن  أ

Terjemahnya: 
"Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi 
-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku 
adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". 
(QS al-An'a>m/6: 162-163).169 

b. Tidak bertentangan dengan h{adis\ yang lebih s}ahi>h  

Hadis di atas tidak bertentangan dengan hadis yang lebih s}ahi>h, karena 

peneliti telah menemukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan 
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Imam Muslim yang sangat terkenal dengan hadisnya yang s{ah}i>h}, Adapun 

hadisnya yakni: 

ثػَنَا أبَوُ نػُعَيْمٍ، حَ  ثَنِِ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، ح وَحَدَّ ثػَنَا يََْيََ، عَنْ سُفْيَافَ، حَدَّ ثػَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّ ثػَنَا حَدَّ دَّ
عْعُ جُنْدَباً،  قَاؿَ النَّبي  صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، ولمَْ أَسََْعْ  -يػَقُوؿُ: سُفْيَافُ، عَنْ سَلَمَةَ، قَاؿَ: سََِ

قَاؿَ النَّبي   -أَحَدًا يػَقُوؿُ قَاؿَ النَّبي  صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ غَيػْرَهُ، فَدَنػَوْتُ مِنْوُ، فَسَمِعْتُوُ يػَقُوؿُ: 
 ٓٚٔ«[، وَمَنْ يػُرَائِي يػُرَائِي اللَّوُ بِوِ ٘ٓٔعَ سَََّعَ اللَّوُ بِوِ ]ص:مَنْ سَََّ »صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: 

Artinya: 
Musaddad telah menceritakan kepada kami,Yahya telah menceritakan 
kepada kami, dari Sufyan telah menceritakan kepadaku Salamah bin 
Kuhail .lewat jalur periwayatan lain, Abu Nu'aim telah menceritakan 
kepada kami ,Sufyan dari Salamah telah menceritakan kepada kami,  
mengatakan: aku mendengar Jundab menuturkan, Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda, -dan aku tak mendengar seorang pun 
(selainnya) mengatakan dengan redaksi 'Nabi saw. bersabda, maka 
aku dekati dia, dan kudengar dia menuturkan, Nabi saw. bersabda: - 
"Barangsiapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya 
dikenal sum'ah, sebaliknya barangsiapa yang beramal karena riya, 
Allah akan menjadikannya dikenal riya". 

Dalam riwayat Imam Muslim, yakni: 

ثَنِِ أَبِ، عَنْ إِسَْاَعِيلَ بْنِ سَُيَْعٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيِن، عَنْ  ثػَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّ  حَدَّ
مَنْ سَََّعَ سَََّعَ اللهُ »يْوِ وَسَلَّمَ: سَعِيدِ بْنِ جُبػَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَ 

ٔٚٔ«بِوِ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِوِ 
 

Artinya: 
Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami, ayahku 
telah menceritakan kepadaku, dari Isma'il bin Sumai 'dari Muslim Al 
Bathin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Barangsiapa 
memperdengarkan (amalannya) niscaya Allah memperdengarkan 
dengannya dan barangsiapa memperlihatkan (amalannya) niscaya 
Allah memperlihatkan dengannya". 

c. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Hadis ini tidak bertentangan dengan kebenaran sejarah karena terjadi 

pada zaman Nabi Musa as. Ada sebuah cerita tentang seorang yang kaya raya 
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yang bertindak angkuh bahkan memamerkan kekayaannya. Qarun bin Yassar 

bin Qahits bin Lawi bin Ya‟qub adalah seorang tokoh yang sangat kaya di 

zaman Nabi Musa as. dan memiliki nama yang melegenda hingga saat ini. 

Kisah Qarun ini dijelaskan dalam al-Qur‟an surah al-Qashash. Jika 

direnungkan ayat-ayat yang mengisahkannya, maka penyebab 

kesombongannya adalah kekayaan yang melimpah. Dia lupa terhadap Dzat 

yang menganugerahinya. Bukannya bersyukur, ia justru angkuh, pelit terhadap 

kaumnya, dan menentang perintah Allah. Qarun juga merupakan sosok yang 

sombong dan suka menunjukkah kemegahannya, sebagaimana dijelaskan 

dalam ayat al-Qur‟an: 

وتَِ 
ُ
َٰلَيۡتَ لََاَ نِثۡلَ نَآ أ جۡيَا يَ ةَ ٱلدُّ ََٰ ِيوَ يرُِيدُونَ ٱلَۡۡيَ َۡنًِۦِ فِِ زيِنَجًِِۖۦ كاَلَ ٱلَّذ َٰ كَ َٰرُونُ فَخَرَجَ عََلَ َٰ  

و حَظٍّّ عَظِيمٖ   ۥ لََُّ ًُ  ٧٩إىِذ

Terjemahnya: 
“Maka keluarlah dia (Qarun) kepada  kaumnya dengan 
kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia 
berkata, “mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa 
yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-benar 
mempunyai keberuntungan yang besar”.” (QS. al-Qas}as}/28: 79)172 

Karena sikap buruknya, Qarun ditenggelamkan di dalam tanah bersama 

dengan harta miliknya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam al-Qur‟an, 

ِ وَنَا ۥ نِو دُونِ ٱللَّذ ًُ وىَ رۡضَ فَهَا كََنَ لََُۥ نِو فئِةَٖ ييَصُُُ
َ
ِ ٱلۡۡ كََنَ نِوَ  فَخَسَفۡيَا بًِۦِ وَبدَِارهِ

 ٨١ٱلهُۡيجَصُِِيوَ  
Terjemahnya: 

“Maka Kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. 
Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya 
terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang 
dapat) membela (diri).” (QS. al-Qas}as /28: 81).173 

Ungkapan “harta Qarun” pun kerap disebutkan di tengah masyarakat 

yang menisbatkan akan harta yang ditemukan di bawah tanah sebagaimana 
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dalam kisah legenda tersebut. Berdasarkan kisah tersebut maka penulis 

menyimpulkan bahwa penelitian tentang riya tidak bertentangan dengan 

kebenaran sejarah. 

d. Tidak bertentangan dengan akal sehat 

Hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat dikarenakan riya 

yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan istilah pamer, adalah 

salah satu sifat yang benar adanya dan sering dijumpai di tengah-tengah 

masyarakat. Pamer adalah memperlihatkan kelebihan atau keunggulan diri 

sendiri dengan niat agar dipuji oleh orang lain.   

Sebagaimana kaidah minor terhindar dari sya>z| di atas, tanpa 

bertentangan dengan al-Qur‟an, tanpa bertentangan dengan hadis yang lebih 

sahih, tanpa bertentangan dengan fakta sejarah dan tanpa bertentangan dengan 

akal sehat maka penulis menyimpulkan bahwa hadis tersebut terhindar dari 

sya>z|. 

Setelah mengamati sanad dan matan yang menjadi objek penelitian, 

peneliti menyimpulkan sebagai berikutt: 

1) Objek penelitian mengenai hadis tentang riya telah ditemukan sebanyak 8 

jalur periwayatan. Lebih rincinya ialah pada Musnad Ahmad bin H}anbal 3 

jalur periwayatan, Sunan Ibnu Ma>jah 2 jalur periwayatan, Sunan al-

Tirmiz\i 1 jalur periwayatan, Syu’ab al-Ima>n al-Baihaqi> 1 jalur 

periwayatan serta Mu’jam al-Kabi>r al-T}abra>ni 1 jalur periwayatan. Dari 8 

riwayat, terdapat sya>hid karena terdapat 4 sahabat yang menerima hadis 

dari Rasulullah Saw, yakni Mahmu>d bin Labi>d, „Umar bin Khatta>b, 

Syadda>d bin ‘Aus dan Ja>bir bin ‘Abdullah. Adapun mutabi’ terdapat 5 

orang pada tingkatan tabi’in, yakni „Amri, Qata>dah, Abu> ‘Usman al-

Nahdi>, „Ubadah bin Nusayya dan ‘Abdullah bin Muhammad bin A>qil. 
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2) Hadis yang telah diteliti telah memenuhi syarat kesahihan sanad hadis 

yaitu sanadnya bersambung dan rawinya adil dan d}a>bit. Ditinjau dari segi 

matan hadis, riwayat yang penulis teliti terbebas dari sya>z\ dan ‘illah. 

Walaupun dari segi lafal matan terdapat perbedaan, tetapi tidak 

mempengaruhi makna dan esensi hadis. Dapat simpulkan bahwa hadis 

tentang riya yang diteliti merupakan riwayat bi al-ma’na.  

3) Kesimpulan kualitas hadis tentang riya riwayat Musnad bin Ahmad yang 

penulis teliti, berkualitas s}ahi>h} dan dapat dijadikan sebagai hujjah. 
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BAB IV 

ANALISIS HADIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PAMER 

MAKANAN DI MEDIA SOSIAL 

A. Analisis Kandungan Hadis Tentang Riya 

Hadis yang membahas terkait riya berfokus kepada akhlak dan adab 

manusia dalam berkehidupan di tengah lingkungan masyarakat. Kemudian 

peneliti akan mengkaji hadis yang berkaitan dengan kandungan, interpretasi, serta 

implementasi. Hadis tersebut adalah hadis tentang riya dalam riwayat Musnad 

Ahmad bin H}anbal. 

ثػَنَا لَيْثٌ عَنْ يزَيِدَ يػَعْنِِ ابْنَ الْذاَدِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مََْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَفَّ رَسُو  ثػَنَا يوُنُسُ حَدَّ ؿَ اللَّوِ صَلَّى حَدَّ
رْؾُ الْأَصْغَ  رْؾُ الْأَصْغَرُ ياَ رَسُوؿَ اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَاؿَ إِفَّ أَخْوَؼَ مَا أَخَاؼُ عَلَيْكُمْ الشِّ رُ قَالُوا وَمَا الشِّ

بُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ اللَّوِ قَاؿَ الرِّياَءُ يػَقُوؿُ اللَّوُ عَزَّ وَجَلَّ لَذمُْ يػَوَْـ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزيَِ النَّاسُ بِأَعْمَالذِِمْ اذْىَ 
نػْيَا فَانْظرُُوا ىَلْ تََِدُو   ٗٚٔ)رواه أحمد( فَ عِنْدَىُمْ جَزَاءً تػُرَاءُوفَ فِ الد 

Artinya: 

Yunus telah bercerita kepada kami, Laits telah bercerita kepada kami, dari 
Yazid bin Al Had, dari 'Amru, dari Mahmud bin Labid, bahwa Rasulullah 
saw. bersabda: "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian 
adalah syirik kecil. Mereka bertanya: Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah?. 
Rasulullah saw. menjawab: "Riya`, Allah 'azza wajalla berfirman kepada 
mereka pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal 
mereka: Temuilah orang-orang yang dulu kau perlihat-lihatkan di dunia lalu 
lihatlah apakah kalian menemukan balasan disisi mereka?" (HR. Ahmad)" 

1. Makna Kosa Kata 

a.  َأَخَاؼُ  – أَخْوَؼ 
Lafal  َأَخْوَؼ dan  ُأَخَاؼ merupakan perubahan kata dari kata dasar  َاؼَ خ  

yang berarti takut atau khawatir. Lafal  َأَخْوَؼ adalah bentuk isim tafd}il yang 

diartikan dengan sifat “paling”. Lafal tersebut berarti “paling takut” atau 

“paling khawatir”. Sedangkan kata  ُأَخَاؼ merupakan bentuk fi’il mud}a>ri yakni 

kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang, sedang atau akan dan 
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merupakan bentuk mufrad mutakallim (orang pertama tunggal). Jadi kata  ُأَخَاؼ 
dapat diartikan dengan “aku (Nabi Muhammad saw.) takut atau khawatir”. 

Jadi, redaksi kalimat dalam matan hadis tersebut yang berbunyi  إِفَّ أَخْوَؼَ مَا
 merupakan kalimat penegasan oleh Nabi Muhammad saw. karena أَخَاؼُ 

menggunakan dua perubahan kata  َاؼَ خ  dan juga menggukan kata  َّإِف yang 

merupakan isim tauki>d (penguat). Maka dari itu, lafal awal matan hadis 

tersebut menjelaskan bahwa ada hal yang benar-benar membuat Nabi saw. 

sangat khawatir atau takut. 

b.  ُالشِّرْؾ 
Kata  ُالشِّرْؾ berasal dari kata  َشَرَؾ  yang berarti jerat, perangkap, jala, 

jaring. Lafal tersebut juga bisa berasal dari kata syarika, yasroku, syirkon yang 

berarti bergabung atau mempersekutukan. Sedangkan menurut terminologi 

syirik adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan yang lain.175 

Kata  telah menjadi bahasa serapan dalam Bahasa Indonesia yang artinya 

persekutuan Allah swt. dengan yang lain. Misalnya, pengakuan kemampuan 

ilmu daripada kemampuan dan kekuatan Allah swt., beribadah selain kepada 

Allah swt. menghormati patung, tempat keramat dan makam, serta percaya 

pada kekuatan peninggalan leluhur, yang diyakini menentukan dan 

mempengaruhi kehidupan.176 

c.   َصْغَرُ الْأ  

Lafal  ُالْأَصْغَر memiliki kata dasar  َيَصْغَرُ  -صَغِر  yang berarti kecil, sedikit, 

berkurang. Lafal tersebut adalah bentuk ism tafd}il yakni  ُأَصْغَر yang dapat 

diartikan dengan makna lebih kecil, lebih muda, paling kecil, atau terkecil.177 

Jadi, makna yang dikehendaki dalam matan tersebut yang menggunakan lafal 
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 dapat diartikan dengan suatu perbuatan syirik yang levelnya masih الشِّرْؾُ الْأَصْغَرُ 

lebih kecil, atau dibawah. 

d.  ُالرِّياَء 
Lafal الرِّياَء secara harfiyah berakar dari kata ra’a (رأََى) yang memiliki 

makna melihat. Menurut bahasa, kata الرِّياَء merupakan mut}a>baqah dari wazan 

fi’a>l ( ْفِعَاؿ) yang berarti melakukan sesuatu perbuatan untuk dilihat oleh orang 

lain.178 Dalam Lisa>n al-‘Arab, kata ini memiliki arti  yang menunjukkan suatu 

tindakan secara berlebihan untuk mendapatkan sebuah popularitas.179 

Sedangkan menurut istilah, imamal-Ghazali mendefinisikan Riya sebagai amal 

yang dilakukan didepan orang lain untuk mendapat kedudukan dan popularitas. 

kegiatan Riya seperti ini bisa dilakukan dengan atau tanpa ibadah.180 Bahasa 

sederhananya dari definisi Riya yaitu jika ada yang melihat dan dia merasa 

senang, itu sangat mendorong semangatnya untuk melakukan hal-hal baik, 

namun jika tidak ada yang melihatnya, itu sangat terasa berat jika 

melakukannya.181 Dalam istilah syari’at, riya yaitu melakukan ibadah sebagai 

sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dimaksudkan untuk sesuatu 

yang duniawi.182 Karena beberapa definisi tersebut, riya sama dengan istilah 

pamer, yang dalam KBBI berarti menunjukkan sesuatu yang dimiliki kepada 

orang lain dengan tujuan menunjukkan kelebihan untuk dibaggakan.183 Dengan 

demikian riya berarti suatu perbuatan yang dilakukan bukan karena 

                                                             
 178 Abu> al-H{usain Ah}mad Ibn Fa>ris Zakariya>, Mu‟jam Maqa>yis Al-Lughah, II (Beirut: 

Da>r al-Fikr, 1979), h. 473. 

 
179

 Jama>luddi>n Muh}ammad bin Makram Ibn Mandzu>r, Lisa>n Al-‟Arab, Juz XIV (Beirut: 

Da>r S{a>dir, T.Th.), h. 296. 
 

180
 Abu> H{a>mid Muh}ammad al-Ghaza>li>, Ih}ya> ‘Ulu>muddi>n, vol. III (Jakarta: al-H{aramain, 

T.Th.), h. 290. 

 
181

 Muh}ammad Jama>luddi>n al-Qa>simi>, Mau‟idzah AlMu‟mini>n (Beirut: Da>r al-‘Ilm al-

Isla>miyah, n.d.), h. 263. 
 182 Umar Sulayman al-Asykar, Al-Ikhlas, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 
15. 
 183 “Pamer”, Kemendikbud RI, KBBI V [CD-ROM]. Diakses pada: 21 Agustus 2021. 
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menginginkan ridha Allah, tetapi hanya mencari pujian, sanjungan, dan 

popularitas. 

e.  َِجَزَاءً  – جُزي 

Lafal  ًجَزَاء dan  َِجُزي memiliki kata dasar  يَُْزىِ -جَازَى  yang berarti 

membalas, memberi penghargaan, membalas budi, menghukum, menyiksa. 

 ,merupakan bentuk masdar, yang dapat diartikan dengan ganjaran, balasan جَزَاءً 

penghargaan, pahala. Sedangkan  َِجُزي dapat diartikan dengan membalas, dalam 

hal ini memberikan ganjaran pahala. Jadi, maksud dari penggunaan lafal 

tersebut dalam matan hadis yang penulis teliti menjelaskan tentang ganjaran 

atau balasan terhadap apa yang telah manusia perbuat di dunia. 

2. Ayat al-Qur’an dan Hadis yang Setema 

Hadis yang penulis teliti terkait riya atau pamer. Dalam al-Qur‟an terdapat 

beberapa ayat yang memberikan penjelasan mengenai riya atau pamer. Adapun 

ayat yang terkait riya seperti ; 

ِي ييُفِقُ نَالََُۥ رئِاَءَٓ ٱلَذ  ذَىَٰ نَٱلَّذ
َ
َٰجكُِم بٱِلهَۡوِّ وَٱلۡۡ َٰ ْ صَدَ اَ ْ لََ تُبۡطِلُ اَ ِيوَ ءَانَيُ ا ٱلَّذ ٍَ حُّ

َ
أ اسِ وَلََ يَٰٓ

كَ  ۥ وَابلِٞ فَتَََ ًُ صَابَ
َ
ََانٍّ عَلَيًِۡ ثرَُابٞ فَأ ۥ نَهَثَلِ صَفۡ ًُ َۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۖ فَهَثَلُ ِ وَٱلَۡۡ اۖ لَذ يؤُۡنِوُ بٱِللَّذ ۥ صَلۡۡٗ ًُ

َٰفرِيِوَ   َۡمَ ٱلۡكَ دِي ٱلۡلَ ٍۡ ُ لََ حَ ْْۗ وَٱللَّذ اَ ا نَسَبُ ءٖ مِّهذ َٰ شََۡ   ٢٦٤حَلۡدِرُونَ عََلَ

Terjemahnya : 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu 
dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti 
orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia  
dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang 
itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu 
ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak 
memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.” (QS. Al-Baqarah/2 : 
264).184 

Di dalam ayat yang lain, Allah swt. berfirman, 

 ِ مۡ رئِاَءَٓ ٱلَذاسِ وَلََ يؤُۡنِيَُنَ بٱِللَّذ ٍُ َ َٰل نۡوَ
َ
ِيوَ ييُفلَُِنَ أ ۥ وَٱلَّذ َٰوُ لََُ َٰ يۡ َۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  وَنَو يكَُوِ ٱلشذ  وَلََ بٱِلَۡۡ

 ٣٨كرَيِيٗا فَسَاءَٓ كَرِييٗا  
                                                             
 184 Departeman Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. IV, h. 44. 
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Terjemahnya : 
“Dan (juga) orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada 
orang lain (ingin dilihat dan dipuji), dan orang-orang yang tidak beriman 
kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa menjadikan setan 
sebagai temannya, maka (ketahuilah) dia (setan itu) adalah teman yang 
sangat jahat.” (QS. al-Nisa>/5 : 38).185 

Dalam surah yang sama, Allah swt. berfirman, 

اَْ نُسَالَََٰ يرَُاءُٓونَ ٱلَذاسَ وَلََ إنِذ ٱلهُۡنََٰفلِِيَن يخََُٰدِعَُنَ  ََٰةِ كاَمُ لَ َٓاْ إلََِ ٱلصذ مۡ وَإِذَا كاَمُ ٍُ ََ خََٰدِخُ ٌُ َ وَ ٱللَّذ
َ إلَِذ كَليِلَٗ    ١٤٢يذَۡنُرُونَ ٱللَّذ

Terjemahnya : 
“Sesungguhnya  orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah 
yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk shalat mereka lakukan 
dengan malas. Mereka bermaksud riya (ingin dipuji) di hadapan manusia. 
Dan mereka tindak mengingat Allah kecuali sedikit sekali.” (QS. al-Nisa>/5 : 
142).186 

Dalam ayat yang lain, 

 ُ ُِۚ وَٱللَّذ ونَ عَو سَبيِلِ ٱللَّذ َٰرٌِمِ بَطَرٗا وَرئِاَءَٓ ٱلَذاسِ وَيصَُدُّ ْ نِو دِيَ اَ ِيوَ خَرجَُ ْ نَٱلَّذ اَ بهَِا  وَلََ ثكََُىُ
 ٤٧حَعۡهَلَُنَ مَُيِطٞ  

Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung 
halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang (riya) serta 
menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang 
mereka kerjakan.” (QS. al-Anfa>l/10: 47).187 

Allah swt. juga menjelaskan perihal riya ini dalam QS. Al-Ma>’u>n ayat 4-7, 

يۡلٞ لّلِۡهُصَلّيَِن   ََ َنَ   ٤فَ ٌُ ٍِمۡ سَا ِ مۡ عَو صَلََث ٌُ ِيوَ  مۡ يرَُاءُٓونَ   ٥ٱلَّذ ٌُ ِيوَ  وَيَهۡيَعَُنَ ٱلهَۡاعَُنَ   ٦ٱلَّذ
٧ 

Terjemahnya : 
“(4) Maka celakalah orang yang shalat. (5) (yaitu) orang-orang yang lalai 
terhadap shalatnya. (6) Yang berbuat riya. (7) Dan enggan (memberikan) 
bantuan.” (QS. Al-Ma>’u>n/107: 4-7).188  

Dalam hadis yang penulis teliti riya disebut dengan istilah syirik asg}ar 

(syirik kecil), namun di beberapa riwayat hadis ada juga yang menyebut riya 

                                                             
 185 Departeman Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. IV, h. 85. 
 186 Departeman Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. IV, h. 101. 
 187 Departeman Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. IV, h. 183. 
 188 Departeman Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. IV, h. 602. 
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dengan syirik sara>ir atau syirik al-khafi> (syirik tersembunyi). Syirik sara>ir 

disebutkan dalam hadis berikut: 

الِله مََُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الِله الصَّفَّارُ ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا مََُمَّدُ وَأَخْبػَرَناَ أبَوُ عَبْدِ الِله الْحاَفِظُ، ثنا أبَوُ عَبْدِ 
صِمِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبػَهَانِ ، ثنا أبَوُ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاؽَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَا

بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الِله رَضِيَ الُله عَنْوُ قَاؿَ: خَرجََ النَّبي  صَلَّى  بْنِ عُمَرَ بْنِ قػَتَادَةَ، عَنْ مََْمُودِ 
ؾُ السَّرَائرِِ؟ الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فػَقَاؿَ: " أيَػ هَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرْؾَ السَّرَائرِِ " قَالُوا: ياَ رَسُوؿَ الِله، مَا شِرْ 

الرَّجُلُ فػَيُصَلِّي فػَيػُزَيِّنُ صَلَاتَوُ جَاىِدًا؛ لِمَا يػَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْوِ فَذَاؾَ شِرْؾُ  قَاؿَ: " يػَقُو ُـ
 ٜٛٔالسَّرَائِرِ 

Artinya: 

Abu Abdullah al-Hafiz telah mengabarkan kepada kami, Abu Abdullah 
Muhammad bin Abdullah al-Shaffar menceritakan kepada kami, Bisyr bin 
Musa menceritakan kepada kami, Muhammad bin Said al-Ashbahani 
menceritakan kepada kami, Abu Khalid al-Ahmar menceritakan kepada 
kami, dari Said bin Ishaq bin Ka‟ab bin „Ujrah, dari Ashim bin Umar bin 
Qatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Jabir bin Abdullah ra. Ia berkata. 
Nabi saw. keluar kepada sahabat lalu bersabda: “Wahai umat manusia, 
takutlah kalian semua terhadap syirik sara>ir (syirik yang tersembunyi).” 
Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah apa itu syirik sara>ir?”. Nabi 
menjawab: “Apabila ada seseorang mengerjakan salat seraya bersungguh-
sungguh dengan memperindah salatnya dikarenakan tahu bahwa manusia 
melihatnya, itulah syirik sara>ir.” (HR. al-Baihaqi>). 

Sedangkan syirik al-khafi> disebutkan dalam sebuah hadis: 

ثػَنَا عَبْدُ  ثػَنَا أبَوُ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ كَثِيِر بْنِ زَيْدٍ عَنْ ربُػَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  حَدَّ أَبِ  اللَّوِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ
مَ وَنََْنُ نػَتَذَاكَرُ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ عَنْ أبَيِوِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ قَاؿَ خَرجََ عَلَيػْنَا رَسُوؿُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّ 

لْنَا بػَلَى الْمَسِيحَ الدَّجَّاؿَ فػَقَاؿَ أَلَا أُخْبَكُُمْ بِاَ ىُوَ أَخْوَؼُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّاؿِ قَاؿَ قػُ 
رْؾُ الْخفَِي  أَفْ يػَقُوَـ الرَّجُلُ يُصَلِّي فػَيػُزَيِّنُ صَلَاتَوُ لِمَا يػَرَى   ٜٓٔمِنْ نَظَرِ رَجُلٍ فػَقَاؿَ الشِّ

Artinya: 
Abdullah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami,  Abu Khalid Al Ahmar 
Telah menceritakan kepada kami dari Katsir bin Zaid dari Rubaih bin 
Abdurrahman bi Abu Sa'id Al Khudri dari Ayahnya dari Abu Sa'id dia 
berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah keluar bersama 
kami, sementara kami saling mengingatkan tentang Al Masih Ad Dajjal, 
maka beliau bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang 

                                                             
 189 Abu> Bakar Ah}mad Ali> al-Baiha>qi>, Al-Sunan Al-Kubra>, Muh}ammad Abdul Qa>dir, 
Vol. II (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 413. 
 190 Ibnu Ma>jah, Sunan Ibnu Majah, Juz. II, h. 1406. 
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sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada Al Masih 
Ad Dajjal?" berkata Abu Sa'id : "Kami menjawab, "Tentu." Beliau 
bersabda: "Syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang mengerjakan shalat dan 
membaguskan shalatnya dengan harapan agar ada seseorang yang 
memperhatikannya".  

Hadis-hadis lain yang terkait dengan riya yakni: 

ثػَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِِ أَبِ، عَنْ إِسَْاَعِيلَ بْنِ سَُيَْعٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيِن، عَنْ  سَعِيدِ  حَدَّ
مَنْ سَََّعَ سَََّعَ الُله بِوِ، وَمَنْ »لَيْوِ وَسَلَّمَ: بْنِ جُبػَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ الِله صَلَّى الُله عَ 

ٜٔٔ«رَاءَى رَاءَى اللهُ بِوِ 
 

Artinya: 
Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami, ayahku telah 
menceritakan kepadaku dari Isma'il bin Sumai 'dari Muslim Al Bathin dari 
Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Barangsiapa memperdengarkan (amalannya) niscaya 
Allah memperdengarkan dengannya dan barangsiapa memperlihatkan 
(amalannya) niscaya Allah memperlihatkan dengannya". 

Dalam sebuah hadis qudsi, Allah swt. berfirman yakni: 

ثػَنَا إِسََْعِيلُ بْنُ إِبػْرَاىِيمَ أَخْبػَرَناَ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْعَلَاءِ بْ  ثَنِِ زىَُيػْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ نِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّ
قَاؿَ رَسُوؿُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَاؿَ اللَّوُ تػَبَارَؾَ وَتػَعَالَى  بْنِ يػَعْقُوبَ عَنْ أبَيِوِ عَنْ أَبِ ىُرَيػْرَةَ قَاؿَ 

 ٕٜٔأنَاَ أَغْنََ الش ركََاءِ عَنْ الشِّرْؾِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَؾَ فِيوِ مَعِي غَيْرِي تػَركَْتُوُ وَشِركَْوُ 
Artinya: 

Zuhair bin Harb telah menceritakan kepadaku  Isma'il bin Ibrahim telah 
menceritakan kepada kami,  Rauh bin Al Qasim dari Al Ala` bin 
Abdurrahman bin Ya'qub telah menceritakan kepada kami dari ayahnya dari 
Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: 
"Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: 'Aku adalah sekutu yang paling tidak 
memerlukan sekutu, barangsiapa melakukan suatu amalan dengan 
menyekutukanKu dengan selainKu, Aku meninggalkannya dan sekutunya".' 

  

3. Penjelasan Kandungan Hadis 

 Berdasarkan pemaparan makna kosa kata dari hadis yang penulis teliti 

serta hadis-hadis lain yang telah disebutkan di atas, telah nampak bahwa perilaku 

riya dianggap Nabi saw. sebagai perbuatan syirik yang sifatnya as}g}ar (kecil) dan 

sara>ir atau al-khafi> (tersembunyi). Nabi melarang keras adanya sifat riya ini 

                                                             
 191 Muslim bin al- Hajja>j Abu al- Hasan al- Qusyairi an- Naisabur, Sahih Muslim, Juz. 

IV, (Beirut: Da>r Ihya> at- Tura>ts al- ‘Arabi>, T.Th), h. 2289. 
 192 Muslim bin al- Hajja>j, Sahih Muslim, Juz. IV, h. 2289. 
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karena termasuk dalam kategori menyekutukan Allah dan termasuk perilaku 

orang-orang yang munafik. 

Syirik as}ghar maupun sara>ir atau al-khafi pada hakikatnya adalah 

mutara>dif yang mengarah pada perilaku manusia yang tulus dan semangat untuk 

melakukan suatu amal manakala ketika dilihat oleh orang lain untuk memperoleh 

pujian dan ketenaran. Jadi, korelasi antara riya, munafik, dan syirik telah terbukti 

sebagai penyakit hati yang dapat menyebabkan dosa besar dan masuk ke dalam 

neraka. Karena untuk tujuan yang sama, mempersekutukan Allah dan tidak 

percaya terhadap hari pembalasan (yaum al-jaza>’).  

Syirik as}ghar dalam Alquran tidak diungkapkan secara jelas. Namun para 

ahli tafsir seperti al-Zamakhsyari>
193 dan al-Baid}a>wi>

194
 mengartikan kata syirik 

dalam QS. al-A’ra>f/7: 190, QS. Yu>suf/12: 106 dan QS. al-Kahfi/18: 110, sebagai 

syirik ashghar di dalam bentuk riya. Ayat yang dimaksud adalah: 

آ  هَا صََٰلحِٗا جَعَلََ ءَاتَىفلََهذ ٌُ ا يشُِۡۡكَُنَ  َٰٰ ُ خَهذ ُۚ فَجَعََٰلََ ٱللَّذ هَا ٍُ َٰ كََءَٓ فيِهَآ ءَاثىَ  ١٩٠لََُۥ شََُ

Terjemahnya: 

“Maka setelah Dia memberi keduanya seorang anak yang shaleh, mereka 
menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah Dianugerahkan-Nya 
itu. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (QS. al-
A’ra>f/7: 190)195 

شِۡۡكَُنَ   م نُّ ٌُ ِ إلَِذ وَ م بٱِللَّذ ٌُ كۡثََُ
َ
 ١٠٦وَنَا يؤُۡنِوُ أ

Terjemahnya: 

“Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka 
mempersekutukan-Nya.” (QS. Yu>suf/12: 106).196 

 ٓ ْ للَِا اَ ٞ وََٰحِدٞۖ فَهَو كََنَ يرَۡجُ ًَٰ كُمۡ إلَِ ٍُ َٰ ٓ إلَِ هَا جذ
َ
۠ بشََۡٞ نِّثۡلُكُمۡ يَُحََٰٓ إلََِذ أ ىاَ

َ
ٓ أ هَا ءَ رَبًِّۦِ فلَۡيَعۡهَلۡ كلُۡ إجِذ

حَدَۢا  
َ
ٓۦ أ  ١١٠خَهَلَٗ صََٰلحِٗا وَلََ يشُۡۡكِۡ بعِِبَادَةِ رَبًِِّ

                                                             
 193 Abu> al-Qa>sim Mah}mud bin  Umar al-Zamakhsyari>, Tafsi>r Al-Kasysya>f, Vol. III 

(Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 2009), h. 400, 532, 631. 

 
194

 Na>s}iruddi>n al-Syaira>zi> al-Baid}a>wi>, Anwa>r Al-Tanzi>l Wa Asra>r Al-Ta‟wi>l Bi Tafsi>r 
Al-Baid}a>wi>, Vol. III (Beirut: Da>r Ih}ya>‘ al-Tura>ts al-‗Arabi>, T.Th.), h. 45, 178, 295. 
 195 Departeman Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. IV, h. 175. 
 196 Departeman Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. IV, h. 248. 
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Terjemahnya: 

“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia 
seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan 
kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Maka barangsiapa mengharap 
pertemuan dengan Tuhan-nya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan 
dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah 
keada Tuhan-nya.”(QS. al-Kahfi/18: 110).197 

Sebagian besar ulama membagi syirik menjadi dua bagian, yaitu syirik 

akba>r (besar) dan syirik as}ghar (kecil). Syirik akba>r mengacu pada sesuatu yang 

dilakukan secara jelas berdasarkan perbuatan atau keyakinan tentang adanya 

kekuatan dan sesembahan selain dari Allah dengan terlihat jelas, sedangkan syirik 

kecil sering ditemukan dalam ibadah yang tidak dilakukan dengan harapan 

keridhaan Allah, seperti riya dan munafik.198 Fud}ail bin ‘Iya>d} memberikan 

definisi lengkap tentang riya dan syirik yang dikutip oleh al-Jurja>ni> sebagai 

berikut: “Meninggalkan suatu amal dikarenakan untuk manusia itu disebut riya, 

sedangakan mengerjakan suatu amal karena manusia disebut syirik.” Definisi ini 

dimasukkan oleh al-Jurja>ni> ketika  membahas istilah ikhlas. Dalam analisanya, 

ikhlas harus bersih dari kedua sifat tersebut. Apapun bentuk amalnya, baik 

beramal dalam pikiran atau tindakan jika dilakukan dengan pamrih demi manusia, 

maka hal itu merupakan suatu perbuatan yang tercela berupa riya dan syirik yang 

mengarah pada ketidakikhlasan. Oleh karena itu, setiap amal yang dilalukan 

manusia harus untuk ibadah dengan tujuan mencari keridhaan Allah dan juga 

harus selalu ikhlas dalam melakukan amal. 
 

B. Implementasi Hadis Tentang Larangan Bersikap Riya 

Berdasarkan penjelasan terkait riya disertai ayat dan hadis yang 

menerangkan sikap tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa riya 

                                                             
 197 Departeman Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. IV, h. 304. 
 198 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur‟an: Kajian Kosakata, Vol. III (Jakarta: 
Lentera Hati, 2007), h. 666. 
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merupakan salah satu akhlak buruk yang tidak patut dimiliki oleh seorang 

manusia. Nukilan beberapa ayat dan hadis diatas dapat menjadi peringatan bagi 

kaum muslimin agar menjauhkan diri dari perbuatan riya dan meneladani dan 

mengikuti apa yang Nabi Muhammad saw. ajarkan. 

Terkait dengan fenomena postingan makanan di media sosial, hal ini telah 

penulis paparkan sebelumnya bahwa mengambil foto kuliner kemudian mem-

posting di media sosial merupakan fenomena global dimana para generasi 

milenial membagikan (posting) foto kuliner kekiniannya di media sosial sebelum 

menikmati (eating) kuliner yang disajikan cukup sering ditemukan di berbagai 

tempat kuliner.199  Hal tersebut yang umumnya hanyalah untuk mengabadikan 

momen tertentu bisa saja menghantarkan kepada riya tergantung dari motif 

seseorang yang membuat postingan. 

Namun di sisi lain, persoalan riya atau pamer merupakan persoalan hati. 

Seseorang tidak dapat menilai foto orang lain apakah didasarkan riya atau tidak. 

Semuanya dikembalikan ke pemilik foto. Hanya dia dan Allah swt. saja yang 

lebih mengetahui tujuan dan niat dari foto makanan yang diunggahnya di media 

sosial. Selama tidak ada niat atau tujuan yang mengarah kepada riya, maka 

mengunggah foto makanan di media sosial tidak dapat disebut sebagai pamer 

makanan. Sebagaimana dalam hadis Nabi saw, 

ثػَنَا يََْيََ بْنُ سَعِيدٍ الأَ حَدَّ  ثػَنَا سُفْيَافُ، قَاؿَ: حَدَّ نْصَاريِ ، ثػَنَا الحمَُيْدِي  عَبْدُ اللَّوِ بْنُ الز بػَيْرِ، قَاؿَ: حَدَّ
، يػَقُ  ، أنََّوُ سََِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ عْعُ عُمَرَ بْنَ قَاؿَ: أَخْبػَرَنِ مََُمَّدُ بْنُ إِبػْرَاىِيمَ التػَّيْمِي  وؿُ: سََِ

عْعُ رَسُوؿَ اللَّوِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يػَقُوؿُ:  اَ الَأعْمَاؿُ »الَخطَّابِ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ عَلَى الدنِْبََِ قَاؿَ: سََِ إِنََّّ
اَ لِكُلِّ امْرئٍِ مَا نػَوَى، فَمَنْ كَانَعْ ىِجْرَتوُُ إِلَى  دُنػْيَا يُصِيبػُهَا، أَوْ إِلَى امْرأَةٍَ يػَنْكِحُهَا،  باِلنػِّيَّاتِ، وَإِنََّّ

 200فَهِجْرَتوُُ إِلَى مَا ىَاجَرَ إِلَيْوِ 
                                                             
 199 Annisa Dwi Kurniawati, “Post Before Eating: Motif Generasi Milenial Ponorogo 

dalam Fenomena Kuliner Kekinian”, Junal Sosiologi Reflektif 14, no. 2 (April 2020): h. 273. 
 

200
 Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah. Shahih al-

Bukhari, Juz. I (Beirut: Dar al Kitab al Ilmiyah, 1992) h. 6. 
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Artinya: 

Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair telah menceritakan kepada kami dia 
berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata: bahwa 
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata: telah 
mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi ,bahwa dia 
pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata: saya pernah 
mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata: saya mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan 
(balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan, Barangsiapa 
niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang 
perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia 
diniatkan". (HR. Bukhari) 

Maka dari itu, dalam mengunggah postingan makanan atau apapun di 

media sosial harus memperhatikan berbagai aspek agar tidak terjerumus dalam 

perbuatan riya atau pamer. Pamer makanan di media sosial yang dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan riya jika seseorang memamerkan makanan yang 

hendak dikonsumsinya secara pribadi tanpa niatan untuk membaginya kepada 

orang lain. Tujuannya memamerkan di media sosial hanya untuk mendapatkan 

pujian atau perhatian dari orang lain sebagai bagian dari eksistensi dirinya sendiri. 

Adapun beberapa cara penanggulangan riya dalam bermedia sosial yakni: 

1. Selalu ingat akan bahaya riya dalam segala sesuatu dan sebisa mungkin 

untuk menghindarinya. 

2. Tidak terlalu sering mengunggah segala hal, hanya sebatas mengabadikan 

momen. Karena media sosial lambat laun menjebak seseorang untuk 

pamer. Mendapat like dan komentar dari orang lain di media sosial akan 

memunculkan benih-benih rasa ingin dipuji dan dipandang lebih tinggi. 

3. Sering melihat ke atas agar merasa rendah hati, yakni melihat kepada 

orang-orang yang mempunyai lebih banyak hal dari kita agar tidak merasa 

sombong. Karena kesombongan akan memunculkan keinginan untuk 

bersikap pamer. 
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4. Sering berbagi kepada sesama yang lebih membutuhkan. Hal ini sebagai 

tanda kesyukuran kepada Tuhan akan karunia yang diterima. Namun hal 

ini tidak perlu diunggah ke media sosial lagi.  Jadikan hanya sebagai 

momen pelajaran hidup bahwa kehidupan selalu berputar, kadang di atas 

dan kadang di bawah. 

  Dalam hal makanan, saling berbagi ke sesama bertujuan untuk 

memperbaiki hubungan dengan orang lain dan mengurangi prasangka 

buruk orang lain. Nabi saw. bersabda dalam sebuah hadis, 

ثػَنَا أبَوُ كَامِلٍ الجَْحْدَريِ ، وَإِسْحَاؽُ بْنُ إِبػْرَاىِيمَ  سْحَاؽَ  -حَدَّ قَاؿَ أبَوُ كَامِلٍ:  -وَاللَّفْظُ لإِِ
ثػَنَا، وقَاؿَ إِسْحَاؽُ: أَخْبػَرَناَ  ثػَنَا أبَوُ عِمْرَافَ  -حَدَّ ، حَدَّ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّي 

، قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: الجَْوْنِ   ، عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ الصَّامِعِ، عَنْ أَبِ ذَرٍّ
 ٕٔٓ)رواه مسلم(« ياَ أبَاَ ذَرٍّ إِذَا طبََخْعَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَىَا، وَتػَعَاىَدْ جِيراَنَكَ »

Artinya: 

 Abu Kamil Al Jahdari dan Ishaq bin Ibrahim dan lafazh ini milik 
Ishaq telah menceritakan kepada kami dia berkata: Abu Kamil Telah 
menceritakan kepada kami dan berkata Ishaq: 'Abdul 'Aziz bin 
'Abdush Shamad Al 'Ammi Telah mengabarkan kepada kami: Abu 
'Imran Al Jauni dari 'Abdullah bin Ash Shamit Telah menceritakan 
kepada kami,  dari Abu Dzar dia berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Abu Dzar, Apabila kamu 
memasak kuah sayur, maka perbanyaklah airnya, dan berikanlah 
sebagiannya kepada tetanggamu." 

Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad saw. mengajarkan untuk 

sangat berhati-hati dalam bersosialisasi kepada orang lain. Jika seseorang 

memasak dan baunya tercium oleh tetangga, maka sepantasnya untuk 

membagi makanan tersebut agar tidak menimbulkan prasangka buruk oleh 

orang lain. Terlebih lagi dalam bermedia sosial, tidak hanya tetangga, 

namun semua orang di berbagai lokasi dapat melihat unggahan foto 

                                                             
 201 Muslim bin al- Hajja>j, Sahih Muslim, Juz. IV, h. 2025. 
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makanan seseorang. Maka sepantasnyalah untuk saling berbagi hal yang 

dinikmati agar dapat juga berbagi kebahagiaan kepada orang lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian mengenai hadis tentang riya, maka dari itu 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Kualitas hadis ialah s}ahi>h kemudian dapat dijadikan hujjah. Hadis tersebut 

memiliki 8 jalur periwayatan sesuai data yang didapatkan melalui metode 

takhri>j al-h}adi>s. Ditemukan 3 jalur pada Musnad Ahmad bin H}anbal, 2 

jalur pada Sunan Ibnu Ma>jah, 1 jalur pada Sunan al-Tirmiz\i, 1 jalur pada 

Syu’ab al-Ima>n al-Baihaqi>, serta 1 jalur pada Mu’jam al-Kabi>r al-T}abrani 

periwayatan. Dari 8 riwayat, terdapat sya>hid karena terdapat 4 sahabat 

yang menerima hadis dari Rasulullah Saw, yakni Mahmud bin Labid, 

Umar bin Khattab, Syaddad bin Aus dan Jabir bin Abdullah. Adapun 

mutabi’ terdapat 5 orang pada tingkatan tabi‟in, yakni Amri, Qatadah, Abu 

Usman an-Nahdi, Ubadah bin Nusayya dan Abdullah bin Muhammad bin 

Aqil. Dari 8 riwayat tersebut, penulis mengkaji dan mengkritik jalur 

Ahmad bin Hanbal riwayat Mahmud bin Labid. Kemudian hasil kajian 

dan kritik yang menyentuh dua aspek, yaitu sanad dan matan telah 

memenuhi lima kriteria kesahihan hadis. Dilihat dari segi kualitas, maka 

dari itu hadis tentang riya yang diteliti dapat diterima dan diamalkan. 

2) Kandungan hadis tentang riya yang penulis teliti yakni riya merupakan 

salah satu syirik kecil atau syirik tersembunyi. Riya adalah bentuk sikap 

buruk yang tidak patut dicerminkan oleh seorang muslimin. Dengan 

adanya hadis tersebut manusia lebih berhati-hati agar terhindar dari 

perbuatan riya atau pamer. 
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3) Implementasi hadis tentang riya terhadap fenomena pamer makanan di 

media sosial yakni pamer makanan yang dapat dikategorikan sebagai 

perbuatan riya jika seseorang memamerkan makanan yang hendak 

dikonsumsinya secara pribadi tanpa niatan untuk membaginya kepada 

orang lain. Tujuannya memamerkan di media sosial hanya untuk 

mendapatkan pujian atau perhatian dari orang lain sebagai bagian dari 

eksistensi dirinya sendiri. 

B. Implikasi 

Setelah meneliti hadis terkait riya riwayat Mahmud bin Labid, maka 

penulis menyadari bahwa riya merupakan suatu perbuatan yang sangat 

dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad saw. karena termasuk dalam syirik kecil. 

Dengan hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pemahaman bagi 

para pembaca terutama masyarakat agar dapat menghindari perbuatan riya atau 

pamer dan hidup sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. meskipun saat 

ini manusia hidup dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih. 

Selanjutnya dapat dijadikan sumber referensi bagi karya ilmiah di bidang 

akademik. 
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