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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam bahasa latin dapat 

dilihat sebagsi berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S|a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Z|al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s{ad s{ es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad   d{ de (dengan titik di bawah) ض

 t{a t} te (dengan titik dibawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau 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 

 fath{ah a A ا  

 kasrah i I ا  

 d}ammah u U        ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ىَيْْ

 fath}ah dan wau Au a dan i وْْـَْ
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Contoh : 

 kaifa : كَيْفََ

 haula : هَوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 

 
Nama 

| ا  ... ... ى   fath}ah dan alif  atau ya>’ a> a dan garis di atas 

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

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas و  

Contoh : 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلََ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah[h]. 

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

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

ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh : 

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

 al-madi>nah al-fa\>d}ilah : الَْمَدِيْ نَةَُالَْفَاضِلَةََ

 al-h}ikmah :  اَلِْْكْمَةَُ



 

xii  

5. Syaddad (Tasydi>d) 

Syaddah  atau  tasydi>d  yang  dalam  sistem  tulisan  Arab  dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

 <rabbana : رَبَّناََ
 <najjaina : نَََّيْناََ

 al-h}aqq : اَلَْْقَّ

وََعَدَُ  : ‘aduwwun 

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

kasrah ( ىِّْْ  ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

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

بعَرََ  : ´Arabi> (bukan ´Arabiyy atau ´Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

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

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan  

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh : 

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

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الَزَّلْزلََةََ

 al-falsafah :    الَْفَلْسَفَةََ

 al-bila>du :   الَْبلَادَُ
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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 :  تََْمُرُوْنََ

وْعَُ  ´al-nau :  الَن َّ

 syai´un :   شَيَْءََ

 umirtu :   أمُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian  teks 

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله ) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

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

huruf hamzah. 
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Contoh: 

 billa>h باْلل di>nulla>h  دِيْنُْالَلِْ

Adapun ta>´ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh : 

 hum fi> rah}matilla>h هُمْْفِيْْرَحْمَةِْالَلِْ

10. Huruf  Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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 
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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: 

Abu> al-Wali@d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al- Wali>d 

Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali@> Muh}ammad Ibn) 

 

Nas}r H}a>mid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zai@d, Nas}r H}a>mid (bukan: Zaid, 

           Nas}r H}a>mi>d Abu> ) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

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

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

L  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS.../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imran/3: 4  

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Ahmad Siddiq Setiawan 

Nim  : 30700119022 

Judul : Pembangunan Masjid Perspektif Hadis (Suatu Kajian Living  
Sunnah  di Masjid Darul Muttaqin Minasa Upa, Kecamatan  

Rappocini, Kota Makassar) 

 

 

Penelitian ini membahas Pembangunan Masjid Perspektif Hadis Nabi 

(Suatu Kajian Living Sunnah di Masjid Darul Muttaqin Minasa Upa, Kecmaatan 

Rappocini, Kota Makassar). Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

kualitas hadis pembangunan masjid, mengetahui kandungan hadis pembangunan 

masjid, dan mengetahui nilai-nilai sunnah pada pembangunan masjid di masjid 

Darul Muttaqin Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. 

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif yang 

merupakan penelitian yang secara intensif mempelajari terkait suatu unit sosial, 

yang meliputi individu, kelompok, lembaga serta masyarakat. Sumber data yang 

digunakan adalah sumber data yang diperoleh dari pustaka dan sumber data di 

lapangan yang dilakukan kepada para pengurus masjid Darul Muttaqin sebagai 

informan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara 

dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriktif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas hadis pembangunan masjid di 

nilai maqbul serta dari segi kuantitasnya termasuk hadis mutawatir lafzi yang 

kualitasnya sahih li zatihi sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah. Adapun 

kandungan hadisnya bahwa makna membangun yang terkandung dalam matan 

hadis pada hakikatnya digunakan bagi orang yang menambahkan sesuatu yang 

dibutuhkan masjid, mereka yang menangani langsung proses pembangunan, dan 

mencakup pula orang yang menyarankan atau menyuruh untuk membangun 

masjid. Nilai-nilai sunnah pembangunan masjid di masjid Darul Muttaqin Minasa 

Upa, Kec. Rappocini, Kota Makassar dapat dilihat dari renovasi masjid yang 

dilakukan sebagai sebuah tradisi praktik, penyampaian hadis tentang keutamaan 

membangun masjid dari para da’i sebagai tradisi lisan, dan pengumpulan dana 

pembangunan dengan menempelkan tulisan-tulisan hadis di kotak celengan 

masjid sebagai bagian dari tradisi tulisan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan sehingga dapat memberikan pemahaman tentang pembangunan masjid 

kepada masyarakat luas sehingga terjadinya pembangunan masjid yang sesuai 

dengan apa yang dijelaskan ulama yaitu bukan hanya berlomba membangun tapi 

juga berlomba-lomba dalam menghidupkan masjid tersebut.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Hadis adalah peninggalan Nabi tidak hanya berperan penting sebagai 

aturan dan inti ajaran Islam saja, namun lebih dari itu hadis mempunyai peran 

dalam segala hal kehidupan manusia. Eksistensi hadis Nabi pada peradaban 

manusia dituntut agar mampu menyelesaikan tiap-tiap masalah umat.
1
 

Hadis sebagai sumber hukum Islam berfungsi mengatur permasalahan-

permasalahan yang hadir di dalam kehidupan. Hadis dalam pandangan umat 

Islam mempunyai manifestasi penting dalam mengkaji beragam kebudayaan 

yang terdapat di masa Rasulullah saw. Kebudayaan itu semakin berkembang dari 

masa ke masa hingga turun-temurun dan manusia bisa memahami dan 

menjalankan tradisi sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah saw. dalam 

kehidupannya.
2
 

Islam merupakan agama yang mempunyai ajaran untuk mengutamakan 

amal kebaikan sehingga menciptakan aspek di dalamnya menjadi pedoman 

penting di berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek Islam yang berkembang 

mengikuti kemajuan zaman dan peradaban sehingga mengalami banyak 

perubahan salah satunya adalah masjid sebagai bangunan yang mempunyai 

sejarah panjang pada perkembangan Islam yang dirancang secara eksklusif 

menjadi tempat untuk beribadah dan juga sebagai tempat pusat kegiatan.
3
 

                                                 

1
Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis (Cet. 

II; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 1. 

2
Mia Alfadhillah, ‚Tradisi Telon-Telon Pada Komunitas Masyarakat Jawa Di Kota 

Makassar (Suatu Kajian Living Sunnah)‛, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN 

Alauddin, 2021), h. 2. 

3
Mufidahul Fitri, ‚Manajemen Pembinaan Jamaah Masjid Darul Muttaqin BTN Minasa 

Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar‛, Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi 

UIN Alauddin, 2019), h. 1. 
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Sejarah awal pembangunan masjid ketika Nabi hijrah ke Madinah. 

Rasulullah mendirikan sebuah tempat kemudian tempat itu dinamai masjid Quba. 

Tokoh Islam yang mempunyai peran utama pada pendirian masjid Quba adalah 

sahabat Nabi yang dikenal dengan nama „Ammar. „Ammar memberikan usulan 

kepada Rasulullah agar mendirikan tempat berteduh di kampung Quba. Lokasi 

yang awalnya tanah kosong kemudian dibangun dengan bebatuan dan dijadikan 

bangunan untuk tempat beribadah yang sederhana.
4
 

Tradisi pembangunan masjid banyak mengalami perubahan pada masa 

‘Us\ma>n bin ‘Affa>n. Masjid di masa Rasulullah hanya dibangun dengan bahan 

yang bersumber tanah liat, pelepah kurma untuk bahan susunan atap, dan kayu 

pohon kurma sebagai bahan dasar untuk tiang bagian masjid. Di masa ‘Us\ma>n, 

tradisi pembagunan masjid kemudian berkembang dan memiliki perbedaan. 

‘Us\ma>n menciptakan banyak perubahan dalam pembangunan masjid sehingga 

masjid jadi penuh unsur kokoh, megah, dan besar. Bahan bangunan dinding 

masjid yang pada awalnya dari tanah, kini terbuat dari bahan bebatuan bahkan 

atapnya tidak lagi menggunakan pelepah kurma, akan tetapi menggunakan bahan 

kayu pilihan yang dilapisi plafon. Sekalipun pembangunan masjid yang dilakukan 

‘Us \ma>n mengandung banyak perubahan, akan tetapi pembangunan masjid yang 

dilakukan ‘Us \ma>n tetap jadi bagian dari tradisi warisan peninggalan yang ada 

pada masa Nabi.
5
  

Bangunan masjid sebagai bangunan multifungsi dalam berbagai kegiatan, 

seperti sebagai tempat bimbingan al-Qur’an, tempat pelaksanaan amil zakat, 

lembaga ekonomi dan kursus keterampilan dan pengetahuan. Bangunan Masjid 

                                                 

4
Mifda Hilmiyah, Khaerun Nisa, dan Jeni Ayu, ‚Analisis Hubungan Fungsional Jumlah 

Masyarakat Muslim Dan Pembangunan Masjid/Musholah Di Sulawesi Selatan‛, KOMUNIDA: 

Media Komunikasi dan Dakwah 8, no. 1 (2014): h. 2. 

5
Hilmy Firdausy, Ngaji Hadis Ngaji Tradisi (Cet. I; Banten: Maktabah Darus-Sunnah, 

2020), h. 19. 
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juga dapat menjadi sarana peningkatan wawasan keagamaan di masyarakat 

umum melalui pelaksanaan kegiatan kajian-kajian rutin yang dijadwalkan untuk 

masyarakat setiap minggu ataupun setiap bulan.
6
 

Pembangunan masjid masa kini terbilang cukup banyak karena di 

pedesaan maupun di perkotaan sudah banyak bangunan masjid yang berdiri. Daya 

tarik sebuah masjid menjadi salah satu nilai penting agar jamaah tidak mudah 

melupakan masjid tersebut sehingga jamaahnya semakin banyak.
7
 Sebaik-baik 

ibadah yang dilakukan salah satunya adalah melaksanakan pembangunan masjid 

demi kepentingan agama. Infrastruktur bangunan masjid yang baik membuat 

orang yang beribadah merasa nyaman sehingga khusyuk beribadah.
8
 

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah dengan masyarakat yang 

cenderung kental terhadap pemahaman nilai-nilai keagamaan sehingga senatiasa 

patuh terhadap aturan yang sesuai syariat dalam Islam. Nilai-nilai keagamaan 

tersebut tercermin lewat berbagai ragam peribadatan, serta beragam kegiatan 

adat istiadat yang dilakukan dengan pemahaman nilai keagamaan yang 

mendalam. Banyaknya jumlah masjid serta berbagai surau di sulawesi selatan 

jadi bukti nyata ketaatan orang-orang melakukan ibadah. Arah kiblat menjadi 

salah satu bagian penting dalam aspek penataan pembangunan masjid, 

                                                 

6
Yayat Hidayat, Yoga Aprianto Harsoyo, dan Asih Susanti, ‚Program Pengawasan 

Pembangunan Masjid Dalam Rangka Dakwah‛, Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian 

Masyarakat, (2021): h. 1. 

7
Abdi Adriansyah, ‚Nilai Filosofis Masjid 99 Kubah Di Kota Makassar‛, Skripsi 

(Makassar: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeristas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 

2-3. 

8
Tri Hartanto and A Bambang Yuono, ‚Pendampingan Perencanakan Renovasi Masjid 

Nurrulloh Dua Lantai Untuk Peningkatan Kapasitas Jamaah‛, GANESHA: Jurnal Pengabdian 

Masyarakat 1, no. 02 (2021): h. 4. 
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pentingnya untuk memperhatikan pembangunan masjid sebagai bagian dalam 

tradisi keagamaan.
9
 

Salah satu masjid di sulawesi selatan yang termasuk sebagai masjid besar 

dan dinilai sangat memperhatikan pembagunan masjidnya adalah masjid Darul 

Muttaqin perumahan Minasa Upa tepatnya di kota Makassar. Tempat tersebut 

sudah berdiri sejak dari tahun 1986 sebagai masjid perumahan BTN Minasa Upa. 

Masjid tersebut mempunyai lokasi yang sederhana sehingga mudah dijangkau 

karena letaknya yang berada di sekitar tiga jalan raya bagian Minasa Upa sebagai 

jalan yang diakses transportasi umum. Masjid yang termasuk memiliki 

pengelolaan yang cukup baik tersebut berawal dari masjid yang sederhana hingga 

bisa menjadi masjid besar yang megah. Kemajuan pembangunan masjid tersebut 

telah melewati banyak proses panjang.
10

 

Living sunnah  adalah studi yang mempelajari suatu fenomena kegiatan 

pada masyarakat yang diyakini landasannya berasal dari hadis.
11

 Living Sunnah 

telah menjadi sebuah kajian dengan 3 objek pembahasan yaitu hadis, masyarakat, 

dan hasil cipta dan budaya manusia. Bangunan sebagai contoh hasil karya buatan 

manusia yang menjadi bagian dari objek pembahasan living sunnah pada aspek 

perwujudan benda yang dilandasi oleh hadis Nabi.
12

 Berbagai peristiwa atau 

kejadian yang berdasarkan hadis yang ada di tengah masyarakat. 

                                                 

9
Rahmatiah HL, ‚Pengaruh Human Eror Terhadap Akurasi Arah Kiblat Masjid Dan 

Kuburan Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan‛, ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak 4, no. 

2 (2020): h. 1. 

10
Mufidahul Fitri, ‚Manajemen Pembinaan Jamaah Masjid Darul Muttaqin BTN Minasa 

Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar‛, h. 6. 

11
Rahmat, ‚Tradisi Zikir Berjamaah Tarekat Qadariyah Dan Naqsyabandiyah (Suatu 

Kajian Living Sunnah Di Masyarakat Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar)‛, 

Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 2020), h. 5. 

12
Nor Salam, Living Hadis: Integrasi Metodologi Kajian ’Ulumul Al-Hadis Dan Ilmu-

Ilmu Sosial (Cet. II; Malang: Literasi Nusantara, 2021) h. 10. 
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Hadis yang memotivasi para pengurus masjid Darul Muttaqin dalam 

melakukan pembangunan masjid adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Ah}mad 

sebagai berikut:
13 

ثَ نَا   اكُ  حَدَّ حَّ ثَ نَا مََْلَدٍ، بْنُ  الضَّ ثَنِ  جَعْفَرٍ، بْنُ  الَْْمِيدِ  عَبْدُ  حَدَّ  أَنَّ  لبَِيدٍ، بْنِ  مََْمُودِ  عَنْ  أَبِ، حَدَّ
ئَتِوِ، عَلَى يَدَعُوهُ  أَنْ  وَأَحَبُّوا ذَاكَ  النَّاسُ  فَكَرهَِ  الْمَدِينَةِ  مَسْجِدَ  يَ بْنَِ  أَنْ  أرَاَدَ  عُثْمَانَ، : عُثْمَانُ  فَ قَالَ  ىَي ْ

عْتُ  تًا لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  للَِّّ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ : يَ قُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  سََِ  ٗٔمِثْ لَوُ  الْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ
 (أحمد)رواه 

Artinya: 

Ad-D{ah}ha>k bin Makhlad telah menceritakan kepada kami, ‘Abdul H{ami>d 
bin Ja‘far telah menceritakan kepada kami, ayah saya telah menceritakan 
kepadaku, dari Mah}mu>d bin Labi>d, bahwa ‘Us\ma>n hendak merenovasi 
masjid madinah tetapi orang-orang tidak menyukai hal tersebut bahkan 
mereka menginginkan agar ia tetap seperti bentuknya semula, maka 
‘Us\ma>n berkata, aku mendegar Rasulullah saw. bersabda, ‚Barangsiapa 
yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan 
baginya rumah di surga.‛ (HR. Ah}mad) 

Lafazh ‚membangun‛ pada hakikatnya bermakna orang-orang yang secara 

langsung berperan dalam proses pembangunan masjid. Orang yang memberikan 

usulan ataupun mendukung pembangunan masjid secara tidak langsung telah 

menjadi bagian dari orang yang dimaksud pada hadis Nabi jika didalami nilai-

nilai dalam hadis tersebut. Sabda Nabi ‚membangun masjid karena Allah‛ 

mengindikasikan bahwa makna masjid yang terkandung dalam hadis bukan 

sebuah tempat kecil yang sebatas tempat sujud, tetapi makna masjid pada matan 

hadis tersebut ialah tempat atau ruangan tetapi tidak hanya menjadi tempat 

untuk beribadah saja.
15

  

                                                 

13
Abdullah (55 tahun), Wakil Ketua Pengurus Masjid Darul Muttaqin Minasa Upa Kec. 

Rappocini Kota Makassar, Wawancara, 2 Agustus 2022.  

14
Abu > ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad Al-Ima>m Ah}mad bin 

H{anbal, juz 1 (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1416 H/1995 M), h. 380. 

15
Ibnu H{ajar Al-Asqala>ni, Fath}ul Ba>ri: Syarh} S{ah}i>h} al-Bukha>ri, terj. Amiruddin, Fathul 

Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, juz 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 208. 
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Imbalan ataupun balasan dari melakukan pembangunan masjid seperti 

yang disabdakan Nabi mempunyai makna tertentu. Secara konteks hendaknya 

dipahami bahwa pemaknaan ‚rumah di surga‛ secara hakikat termasuk nikmat 

yang belum terjangkau oleh mata dan mustahil untuk dibayangkan di hati atau 

dalam pikiran.
16

 

Hadis di atas diperkuat dalam QS. at-Taubah/9: 108. 

رُو  بُّونَ أَنْ يَ تَطَهَّ لِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَ قُومَ فِيوِ فِيوِ رجَِالٌ يُُِ قْوَى مِنْ أوََّ سَ عَلَى الت َّ بُّ لَمَسْجِدٌ أسُِّ ا وَاللَُّّ يُُِ
ريِنَ )   (ٛٓٔالْمُطَّهِّ

Terjemahnya: 

Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar taqwa sejak hari pertama adalah 
lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada 
orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang 
yang membersihkan diri.

17 

Ayat diatas menerangkan tentang pembangunan yang sederhana bila 

dilakukan karena landasan ketaqwaan kepada Allah, maka masjid tersebut lebih 

utama untuk jadi tempat beribadah. Ulama berpendapat bahwa ayat tersebut 

menjadi dalil landasan tentang larangan melakukan shalat di masjid yang 

pembangunannya dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai Islam.
18

  

Realita yang terjadi saat ini adalah orang-orang sibuk berlomba-lomba 

membangun atau menghiasi masjid tanpa memperhatikan fungsi utama masjid 

sebagai bangunan untuk membangun hubungan kepada Allah hingga akhirnya 

banyak kaum muslim yang masih  kurang memperhatikan shalatnya.
19

 

                                                 

16
Yah}ya bin Syaraf bin H{asan bin H{usain an-Nawa>wi ad-Dimasyqiy Abu> Zakariya>, Al-

Minha>j: Syarh} S{ah}i>h} Muslim bin al-H{ajja>j, terj. Agus Ma'mun, Suharlan, dan Suratman, Syarah 

Shahih Muslim, juz 3 (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), h. 489. 

17
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 287. 

18
Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-

Qur’an, juz 5 (Cet. IV; Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 724. 

19
Ahmad Rifa’i, ‚Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modern‛, 

Universum 10, no. 2 (2016): h. 1. 
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Perkataan Nabi tentang anjuran dan keutamaan membangun masjid telah 

bertransformasi menjadi sebuah pembangunan masjid. Pembangunan masjid telah 

memberikan pengaruh besar dalam sejarah perkembangan Islam serta selain 

fungsi utamanya sebagai ruang untuk menghadapkan diri pada Allah, juga 

sebagai pusat untuk berkumpulnya aktifitas kaum muslimin sehingga kegiatan 

pembangunan masjid di masjid Darul Muttaqin  perlu untuk dilakukan penelitian 

dalam perspektif living sunnah untuk mengkaji teks hadis yang dipahami 

masyarakat dalam pemaknaan sehari-hari. 

Penulis berfokus pada penelitian fenomena pembangunan masjid Darul 

Muttaqin. Penelitian ini diharapkan agar masyarakat senantiasa mengamalkan 

sunnah dalam menjalani hidup sehingga dalam menjalani kehidupan bisa menjadi 

lebih bermakna dan penuh dengan banyak hikmah pelajaran dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai berlandaskan al-Qur’an dan hadis. Penjelasan-penjelasan diatas 

sekiranya menjadi landasan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian yang 

berjudul ‚Pembangunan Masjid Perspektif Hadis Nabi (Suatu Kajian Living 

Sunnah  di Masjid Darul Muttaqin Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota 

Makassar).‛  

B.  Rumusan Masalah 

Penjelasan-penjelasan yang terdapat pada latar belakang bertujuan untuk 

menggambarkan proses-proses yang penulis lakukan pada penelitian, sehingga 

penulis akan mendapatkan gambaran kemudian merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kualitas hadis pembangunan masjid?  

2. Bagaimana kandungan hadis pembangunan masjid? 

3. Bagaimana nilai-nilai Sunnah pembangunan masjid di Masjid Darul 

Muttaqin Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar? 
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C.  Pengertian Judul dan Fokus Penelitian 

1. Pengertian Judul 

Tujuan dari pengertian penelitian untuk memberikan kemudahan pada 

pengembangan penelitian serta menjadi petunjuk terkait arti dari macam-macam 

istilah yang digunakan penulis untuk landasan penelitian. 

Istilah pengertian judul yang dimaksudkan dalam penelitian ialah sebuah 

rangkaian kata-kata yang terkandung dalam judul, diantaranya seperti berikut: 

a. Pembangunan 

Kata pembangunan berasal dari kata dasar ‚bangun‛ yang memiliki 

makna: a) membentuk, b) cara menyusun atau susunan yang menjadi sebuah 

wujud. Pembangunan adalah kondisi tertentu yang berubah menjadi sesuatu 

untuk mengalami peningkatan.
20

 Beberapa pakar mendefinisikan pembangunan 

sebagai berkut:  

Menurut Rogers, pembangunan adalah sebuah proses untuk melakukan 

perubahan sosial melalui partisipasi luas kepada masyarakat dalam rangka untuk 

mencapai perkembangan kehidupan sosial dan material demi kalangan rakyat 

dengan cara pengendalian dari yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. 

Menurut Kleinjans, pembangunan yaitu langkah untuk mencapai pengetahuan 

dengan keterampilan baru, pengembangan pengetahuan manusia, munculnya 

kesadaran, dan meningkatnya rasa semangat kemanusiaan serta penanaman 

motivasi untuk mendapatkan kepercayaan diri.
21

 Pembangunan secara sederhana 

didefinisikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan sesuatu menjadi lebih 

baik dari sebelumnya melalui partisipasi orang lain. 

                                                 

20
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kamus Istilah Pengembangan Wilayah 

(Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016), h. 15. 

21
Ida Suryani Wijaya, ‚Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan 

Pembangunan‛, Lentera 18, no. 1 (2015): h. 3. 
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b. Masjid 

Masjid secara etimologis diambil dari bahasa Arab yang dalam bahasa 

Indonesia bermakna sujud/tunduk. Masjid diliat dari segi terminologisnya 

didefinisikan oleh beberapa ulama diantaranya, masjid menurut an-Nasafi 

merupakan tempat khusus untuk beribadah kepada Allah. Masjid menurut al-

Qadhi Iyadh adalah tempat-tempat yang bisa manfaatkan jadi alternatif untuk 

menghadap kepada Allah. Az-Zarkasyi mendefinisikan masjid sebagai tempat 

yang disediakan sebagai sarana mendirikan shalat fardhu sekaligus sebagai 

tempat untuk melakukan perkumpulan pada hari-hari besar Islam.
22

  

Masjid dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebatas tempat beribadah 

bagi orang Islam, tetapi karena kata dasar masjid punya makna tunduk sehingga 

dimaknai sebagai tempat untuk segala kegiatan yang ada unsur –unsur tunduk 

dan patuh didalamnya karena Allah.
23

 

c. Perspektif Hadis 

Perspektif berdasarkan bahasa Indonesia adalah kata serapan dari bahasa 

Inggris biasa disebut ‘perspective’ bermakna pemandangan kemudian diserap 

kedalam bahasa Indonesia. Perspektif berdasarkan KBBI bermakna sudut 

pandang; pandangan pada sebuah objek. Hadis adalah sebagai segala sesuatu 

yang dinisbatkan pada Rasulullah baik berbentuk ucapan, perilaku, ataupun hal-

hal yang disepakati olehnya atas perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh 

para sahabat.
24

 

                                                 

22
Asep Suryanto dan Asep Saepulloh, ‚Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Model 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya‛, Iqtishoduna 8, no. 2 

(2016): h. 5. 

23
Mufidahul Fitri, ‚Manajemen Pembinaan Masjid Darul Muttaqin BTN Minasa Upa 

Kecamatan Rappocini Kota Makassar‛, h. 17.  

24
Muhammad Firmansyah Halim Putra, ‚Penghormatan Jenazah Non-Muslim Perspektif 

Hadis Riwayat Sahl Bin Hunaif‛, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 

2022), h. 7. 
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d. Living Sunnah 

Living sunnah merupakan sebuah istilah atas bentuk kegiatan atau tradisi 

yang berkembang di masyarakat secara turun temurun dengan berlandaskan hadis 

Nabi yang ditafsirkan sesuai kebutuhan dengan penafsiran kontinyu dan progresif 

dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan pada masa tertentu untuk 

menyeimbangkan kondisi sosial politik pada wilayah yang dikaji.
25

 

Istilah sunnah dan hadis seringkali dipahami secara berbeda, seperti salah 

satu tokoh yakni Fazlur Rahman yang beranggapan bahwa adanya sisi lain antara 

sunnah ataupun hadis. Ia baranggapan sunnah sebuah bentuk perilaku keseharian 

Nabi yang sifatnya praktikal, dan hadis adalah transmisi verbalisasi sunnah Nabi 

yang praktikal. Fazlur Rahman secara sederhana memahami bahwa sunnah 

bersifat praktikal dari segala bentuk perbuatan Nabi dalam kesehariannya 

sedangkan hadis sebagai bentuk verbalisasi atas keseharian Nabi tersebut.
26

 

2. Fokus Penelitian 

Luasnya ranah dan bidang pembahasan penelitian sehingga penulis 

merasa perlu memperjelas arah penelitian dalam rangka membentuk batasan-

batasan masalah yang terdapat di pembahasan sehingga arah jalannya penelitian 

dapat terlihat jelas mempunyai arah. Penulis membatasi permasalahan penelitian 

ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana kualitas hadis pembangunan masjid?  

b. Bagaimana kandungan hadis pembangunan masjid? 

c. Bagaimana nilai-nilai sunnah pembangunan masjid di masjid Darul 

Muttaqin Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar?  

                                                 

25
Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Metodologi 

Penelitian Living Qur’an Dan Hadis (Yogyakarta: Teras, 2007), h. 113. 

26
Lilly Suzana Shamsu dan Norsaleha Mohd Salleh, ‚Menelaah Konsep Living Hadis 

Dan Kaitannya Dengan Ihya Al-Sunnah: Satu Tinjauan Literatur‛, Journal Hadis 11, no. 21 

(2021): h. 4. 
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D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Unsur penting dalam melakukan penelitian yakni kajian pustaka yang 

memiliki fungsi untuk membedakan antara hasil penelitian terdahulu dan 

penelitian saat ini. Penulis menelusuri berbagai karya tulis dan tidak ditemukan 

adanya literatur yang membahas penelitian tentang pembangunan masjid 

perspektif hadis, namun ditemukan literatur-literatur yang berhubungan dengan 

pembangunan masjid, diantaranya:  

Buku yang ditulis oleh Muhammad Uthman El-Muhammady pada tahun 

2020 dengan judul ‚Masjid dalam Islam: Sejarah, Peran, dan Kedudukan.‛ Di 

dalam buku tersebut beliau menjelaskan mengenai penggunaan masjid dalam 

sejarah umat Islam serta perannya bagi kaum muslimin.
27

 

Buku tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat 

ini. Penulis bukan membahas masjid secara umum, tetapi akan membahas 

pembangunan masjid melalui tinjauan hadis Nabi saw. dengan pendekatan kajian 

living sunnah. 

Sebuah tesis yang ditulis oleh Nurul Jannah di tahun 2016 berjudul 

‚Revitalisasi Peranan Masjid di Era Modern.‛ Dalam tesis tersebut beliau 

menjelaskan tentang peranan masjid dengan melihat dari segi lokasi masjid ialah 

letak masjid yang biasanya terdapat di perumahan, perkotaan, bahkan masjid 

yang ada di tengah pinggiran kota. Tesis tersebut menyimpulkan bahwa peran 

dan urgensi masjid mengalami banyak proses pada setiap masa hingga berubah.
28

 

Berdasarkan dari judul dan pembahasannya, nampak perbedaan dengan 

penelitian yang akan diteliti sebab, tesis tersebut fokus mengkaji masjid pada 

                                                 

27
Muhammad Uthman El-Muhammady, Masjid Dalam Islam: Sejarah, Peran Dan 

Kedudukan (Cet. I; Kelantan: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2020), h. 

10. 

28
Nurul Jannah, ‚Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus Di Kota 

Medan)‛, Tesis (Medan: Pascasarjana Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara, 2016), h. 6. 



12 

 

aspek peranannya terhadap era modern sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

berdasarkan tinjauan hadis Nabi saw. dengan menggunakan pendekatan kajian 

living sunnah. 

Buku dari Kuntowijoyo yang ditulis tahun 1998 berjudul ‚Muslim Tanpa 

Masjid: Mencari Metode Aplikasi Nilai-Nilai al-Qur’an pada Masa Kini.‛ Di 

dalam buku tersebut beliau menjelaskan berbagai hal yang baru muncul pada 

Islam di Indonesia termasuk lahirnya generasi muslim tanpa masjid. Di dalam 

buku tersebut beliau membahas suatu metode yang digunakan dalam memahami 

dan menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam konteks kekinian yang disebutnya 

strukturalisme transdental.
29

 

Berdasarkan dari judul dan pembahasan yang ada dalam buku tersebut, 

buku tersebut lebih fokus membahas mengenai gejala-gejala yang terjadi pada 

umat Islam yang kemudian dijelaskan pula sebuah metode yang bisa diterapkan 

dalam menangani berbagai gejala yang terjadi pada umat Islam dalam konteks 

kekinian. Penelitian saat ini dilakukan  dengan pembahasannya lebih mendalam 

pada kajian hadis tentang pembangunan masjid melalui tinjauan hadis Nabi saw. 

dengan pendekatan kajian living sunnah. 

Sebuah skripsi yang berjudul ‚Faktor Kurangnya Pemanfaatan Masjid‛ 

tulisan dari Marzulinda di tahun 2021. Beliau menganalisis penyebab kurangnya 

partisipasi orang-orang pada manajemen pengelolaan masjid sebagai ruang untuk 

beribadah karena adanya sebab internal dan adanya pengaruh eksternal. Sebab 

internalnya yakni kurangnya pemahaman masyarakat tentang peribadatan dan 

kebanyakan sibuk bekerja. Pengaruh eksternalnya ialah ekonomi.
30

 

                                                 

29
Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid: Mencari Metode Aplikasi Nilai-Nilai Al-Quran 

Pada Masa Kini (Cet. I; Yogyakarta: Diva Press, 1998), h. 26. 

30
Marzulinda, ‚Faktor Kurangnya Pemanfaatan Masjid (Studi Kasus Masjid Darussalam 

Di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur)‛, Skripsi (Bengkulu: Fak. 

Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu, 2021), h. 12. 
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Berdasarkan dari judul dan pembahasannya, skripsi tersebut membahas 

pada aspek pemanfaatan masjid. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih 

fokus membahas mengenai pembangunan masjid dalam tinjauan hadis Nabi saw. 

dengan menggunakan pendekatan kajian living sunnah. 

Skripsi yang berjudul ‚Manajemen Jamaah Masjid Darul Muttaqin BTN 

Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar‛ yang ditulis oleh Mufidahul 

Fitri pada tahun 2019. Dalam skripsinya beliau membahas pengoptimalisasian 

yang dilakukan jamaah masjid Darul Muttaqin terkait hal pembinaan.
31

 

Berdasarkan judul skripsi, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya terlihat pada 

lokasi kegiatan penelitian yaitu masjid Darul Muttaqin Minasa Upa. Sedangkan 

perbedaannya adalah tulisan tersebut fokus mengkaji pada aspek manajemen 

pembinaan jamaah masjid sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

memfokuskan terhadap kajian hadis tentang pembangunan masjid dengan 

menggunakan pendekatan living sunnah. 

Penulis berpendapat bahwa penelitian terdahulu telah membahas tentang 

pembangunan masjid, tetapi membahas tentang peranan masjid di era modern. 

Penelitian terdahulu juga telah membahas persoalan masjid, tetapi membahas 

tentang faktor kurangnya pemanfaatan masjid.  

Berdasarkan beberapa penjelasan terkait dengan penelitian terdahulu, 

nampaknya penelitian tentang  pembangunan masjid perspektif hadis Nabi masih 

mempunyai ruang literasi. Penulis berharap semoga bisa memperjelas penelitian 

terkait pembangunan masjid yang menjadi fokus penelitian dengan melalui 

tinjauan hadis Nabi saw. dengan pendekatan kajian living sunnah. 

                                                 
31

Mufidahul Fitri, ‚Manajemen Pembinaan Jamaah Masjid Darul Muttaqin BTN Minasa 

Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar ‛, h. 13. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Kualitas hadis pembangunan masjid. 

b. Kandungan hadis pembangunan masjid. 

c. Nilai-nilai sunnah pada pembangunan masjid di masjid Darul Muttaqin 

Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. 

2. Kegunaan 

a. Sebagai hasil khazanah perkembangan akademik. 

b. Sebagai wahana transmisi keilmuan ke masyarakat luas. 

c. Sebagai bentuk pembuktian kemampuan dan wawasan akademik mahasiswa. 

d. Menjadi sumbangsih keilmuan di masyarakat dengan memahami pentingnya 

pembangunan masjid untuk menciptakan jiwa yang tenang dan tentram 

dalam melaksanakan ibadah di masjid. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pembangunan Masjid Dalam Islam 

1. Pengertian Pembangunan Masjid 

Definisi Pembangunan berdasarkan KBI (kamus bahasa Indonesia) ialah 

pembinaan, cara, perbuatan. Pembangunan dapat diartikan beragam kerja keras 

dalam mencapai perkembangan dengan dilandasi perencanaan nyata dari sebuah 

negara ataupun bangsa.
1
 

Masjid secara bahasa berasal dari kata (سجود) yang berarti meletakkan 

dahi ke tanah dengan maksud menghormati. Makna suju>d pada hakikatnya 

merupakan tatacara bentuk penghormatan terhadap seseorang dengan cara 

merendahkan diri di hadapan orang yang dihormati. Kata suju>d secara istilah 

adalah bentuk atau cara seorang hamba menunjukkan ketaatan kepada Allah swt. 

dengan meletakkan kedua kaki, kedua tangan, dan wajah di atas lantai (tanah) 

dengan menghadap ke arah kiblat. Meletakkan dahi ke atas tanah ialah bentuk 

kepatuhan yang pada dasarnya untuk merendahkan diri dan menghormati.
2
 

Penggunaan kata masjid pernah ditemukan di inskripsi abad ke-5, pada 

saat itu dimaknai tiang suci atau biasa disebut ruang penyembahan. Masjid 

dalam penggunaan bahasa Inggris diartikan dengan kata ‚mosque‛ yang pada 

awalnya berasal dari Spanyol disebut ‚mezquita‛ namun seiring berjalannya 

waktu kata ‚mosque‛ menjadi terkenal hingga dipakai secara luas. Masjid juga 

dimaknai sebagai ruangan untuk berkumpul melakukan peribadatan. Secara 

istilah (terminologi) para ahli punya definisi masjid beragam, di antaranya: 

                                                 

1
Nurul Hasanah, ‚Peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) Terhadap Pembangunan Masjid 

Di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah‛, Skripsi (Aceh: Fak. 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2018), h. 41. 

2
M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, jilid 3 (Cet. I; Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), h. 182. 
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a. Quraish Shihab,  mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan masjid 

ialah tempat untuk melakukan beragam aktifitas umat muslim yang 

menggambarkan rasa patuh kepada Allah swt. 

b. Abubakar, berpendapat bahwasanya masjid merupakan tempat untuk 

memotivasi serta menghidupkan semangat jiwa serta ketaqwaan dalam 

hati orang Islam. 

c. Moh. E. Ayub, menerangkan bahwa masjid adalah tempatnya umat 

muslim bertemu kemudian melaksanakan ibadah untuk memperkuat 

persatuan maupun kesatuan Islam.
3
 

Dapat diindikasikan bahwa yang dimaksud  pembangunan masjid yaitu 

proses untuk menjadikan bangunan masjid lebih baik.
4
  

Masjid punya peran penting dalam Islam untuk membangun kepribadian 

yang Islami. Fungsi bangunan masjid hendaknya dimanfaatkan secara optimal 

terutama masjid di lingkungan umum seperti perkantoran ataupun universitas. 

Masjid yang berperan dalam menghasilkan generasi yang hebat dalam menyikapi 

berbagai problem dalam agama Islam melalui penguatan aqidah dan persatuan. 

Fungsi dan peran masjid menjadi hal yang urgent untuk diperhatikan. Usaha 

utama untuk menggapai kemajuan itu adalah dengan memperbarui pengelolaan 

masjid dengan melakukan pengelolaan yang lebih profesional dengan kegiatan 

yang bermanfaat serta fasilitas masjid yang memadai. Peningkatkan fungsi 

masjid tidaklah semudah yang direncanakan, setidaknya akan banyak proses yang 

menghambat atau mendukung selama usaha peningkatan fungsi masjid tersebut. 

Usaha ikhlas disertai dengan kesadaran dan loyalitas para pengurus masjid dalam 

                                                 

3
Junaidin Basri, ‚Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Masyarakat‛, Naratas 01, no. 01 

(2018): h. 3. 

4
Nurul Hasanah, ‚Peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) Terhadap Pembangunan Masjid 

Di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah‛, h. 42. 
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mengelola masjid akan senantiasa menjadi faktor pendukung agar fungsi masjid 

bisa meningkat dan memiliki kemajuan seperti yang diharapkan.
5
 

Pembangunan masjid dilakukan masyarakat dengan tujuan utamanya 

untuk menumbuhkan rasa nyaman beribadah kepada Allah. Keberadaan masjid 

sebagai sarana beribadah bagi umat Islam serta sebagai sarana kegiatan 

masyarakat menjadikannya sangat dibutuhkan kaum muslim secara umum.
6
 

Pembangunan masjid dilakukan apabila bangunan masjid sudah tidak 

terlihat layak digunakan sehingga bangunan masjid yang sudah tua perlu untuk di 

renovasi. Peralatan dan fasilitas masjid juga menjadi alternatif yang dibutuhkan 

pada pembangunan masjid. Fasilitas yang ada di masjid akan menjadi kunci 

dalam megoptimalisasi peningkatan sarana masjid sehingga harus dijaga dengan 

baik, diantaranya: tikar atau karpet untuk shalat, peralatan elektronik, lemari 

tempat buku, tempat penyimpanan sendal, serta yang tak kalah pentingnya yaitu 

papan pengumuman. Berdasarkan aturan tahun 2014 tentang hal-hal yang harus 

diperhatikan pada sebuah masjid diantaranya ruang utama, tempat untuk wudhu, 

dan ruang penunjang seperti teras masjid dengan selalu memperhatikan 

kebersihan dan keamanannya.
7
 

Peran masjid kemudian meningkat jadi ruang untuk musyawarah sahabat 

dan pemimpin muslim setelah wafatnya Nabi, hingga masjid menjadi bagian dari 

tempat untuk menuntut ilmu. Pengoptimalan fungsi masjid untuk menjadi 

tempat pelayanan ilmu pengetahuan yang dilandasi nilai Islam telah berkembang 

                                                 

5
Septiana Purwaningrum, ‚Optimalisasi Peran Masjid Sebagai Sarana Ibadah Dan 

Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Masjid Namira Lamongan)‛, Inovatif 7, no. 1 (2021): h. 7. 

6
Maimun, ‚Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan 

Pajak Untuk Pembangunan Masjid‛, Asas 4, no. 2 (2012): h. 8. 

7
Wanda Imas Safitri, ‚Tinjauan Maslahah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Studi 

Kasus Pencarian Dana Pembangunan Masjid Di Jalan Raya Kabupaten Ponogoro)‛, Skripsi 

(Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponogoro, 2021), h. 56. 
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pada masa itu. Fungsi masjid sejak saat itu akhirnya berkembang menjadi tempat 

untuk mengembangkan peradaban Islam. Fungsi dan peran masjid di masa lalu 

hendaknya menjadi evaluasi bagi kaum muslim masa kini agar keadaan masjid 

termasuk ruang utama dimodifikasi sebaik mungkin agar tercipta rasa nyaman 

sehingga ibadah yang didirikan dapat lebih khusyuk. Kenyamanan ruang 

bangunan masjid dan khusyuk dalam shalat punya kaitan erat. Khusyuk dalam 

shalat bisa dilatih, akan tetapi apabila bangunan kurang mendukung hadirnya 

kenyamanan saat beribadah pada akhirnya tidak mudah khusyuk ketika shalat. 

Fungsi masjid yang begitu banyak hingga masjid juga berfungsi dalam banyak 

kegiatan umat Islam seperti: 

a. Tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang 

timbul di masyarakat. 

b. Tempat I’tikaf, tempat membersihkan jiwa, dan sebagai tempat untuk 

melakukan pengendalian batin. 

c. Tempat menyambung dan memelihara ikatan dan persatuan umat. 

d. Tempat pengumpulan dana untuk zakat dan sedekah.
8
 

Fungsi masjid yang punya pengaruh besar di kehidupan sehingga masjid 

harus dikelola secara teratur terutama pada bagian fisik masjid yang meliputi 

bangunan masjid, kebersihan, serta pengaturan fasilitas masjid.
9
 

Menjaga dan memelihara masjid bukan tugas yang mudah untuk itu perlu 

adanya rasa semangat dari segenap pengurus masjid agar masjid tetap terjaga 

keindahannya dan kesuciannya. Semua fasilitas yang terdapat di masjid seperti 

peralatan dan perlengkapan yang ada di masjid adalah termasuk bagian sarana 

                                                 

8
Nur Rahmawati Syamsiyah dan Suharyani, ‚Kenyamanan Ruang Dalam Masjid Dan 

Pembentukan Generasi Islam‛, Arsitek Teknik UMS (2013): h. 4. 

9
Nurseni Hasnah Nasution dan Wijaya, ‚Manajemen Masjid Pada Masa Covid 19‛, 

Yonetim 3, no. 1 (2020): h. 9. 
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masjid yang sepatutnya untuk dirawat dan dijaga. Prasarana masjid yakni 

fasilitas segala hal yang menunjang proses aktifitas di masjid seperti bangunan 

masjid dan teras masjid.
10

 

Berhasil dan gagalnya peran dan fungsi masjid tidak terlepas dari 

tanggung jawab para pengurus beserta sistem yang diterapkannya dalam 

mengatur setiap sarana dan prasarana di masjid tersebut. Persatuan pengurus 

masjid akan memberikan pengaruh pada masjid. Kegiatan di masjid akan berjalan 

secara maksimal dengan adanya pengurus yang aktif untuk bekerjasama dan 

berkolaborasi pada setiap kegiatan yang ada. Kendala maupun berbagai masalah 

yang muncul ketika menjalankan kegiatan akan terasa mudah solusinya apabila 

semua pengurus masjid saling menumbuhkan rasa persatuan dan saling 

merangkul pada setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada. Pengurus masjid 

hendaknya tidak harus dituntut untuk punya rasa saling pengertian, tolong 

menolong, dan saling menasehati tetapi bagaimana agar para pengurus tetap bisa 

saling bersinergi untuk bekerjasama dengan tidak mempermasalahkan perbedaan 

perbedaan tertentu hingga kegiatan yang berjalan diharapkan tuntas dengan 

lancar.
11

  

Pembangunan masjid tentunya memiliki peran penting bagi masyarakat 

sekitarnya dan hendaknya pengurus masjid juga melibatkan masyarakat dalam 

proses pembangunan masjid sehingga dalam tiap tahap pembangunan masjid 

tersebut ada nilai-nilai persaudaraan yang terbangun di setiap prosesnya dengan 

begitu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia dapat berjalan 

secara seimbang. 

                                                 

10
Toni Antoni, M. Hidayat Ginanjar, and Heriansyah, ‚Manajemen Sarana Dan 

Pemeliharaan Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Jamaah Masjid‛, Cendikia Muda 

Islam Jurnal Ilmiah 1, no. 1 (2021): h. 5. 

11
Aziz Muslim, ‚Manajemen Pengelolaan Masjid‛, Aplikasia 5, no. 2 (2004): h. 3. 
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2. Urgensi Pembangunan Masjid 

Masjid sejak awal dibangun di masa Nabi bukan hanya difungsikan 

sebagai ruang peribadatan saja, atau sebagai tempat pengelolaan zakat, juga tidak 

hanya sekedar jadi tempat siraman rohani. Masjid masa itu berfungsi sebagai 

sebuah wadah untuk memperkuat kebersamaan serta kekeluargaan di Madinah. 

Yastrib pada dasarnya tempat berkumpul kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Nabi 

datang di saat banyaknya komunitas yang berkembang masa itu sehingga misi 

yang dijalankan Nabi saat itu untuk menyatukan hubungan sosial antar tiga 

kepercayaan tersebut.
12

 

Sejak zaman Rasulullah, masjid telah menjadi sarang kegiatan bagi umat 

muslim. Masjid tidak hanya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan keislaman 

saja, lebih dari itu kegiatan yang dilakukan di masjid mewakili berbagai aktifitas 

masyarakat pada umumnya yang dibuktikan dengan pengaruh masjid dalam 

membentuk peradaban Islam. Ismail Faruqi dalam bukunya The Cultural Atlas of 

Islam menerangkan bahwa artefak peradaban Islam di masa lampau tidak 

terpisahkan dari sejarah pembangunan masjid.
13

 

Masjid bukan hanya sekedar bangunan, ia adalah simbol kemajuan bagi 

umat Islam. Masjid menggambarkan jumlah muslim yang banyak salah satunya 

dengan anggapan jika suatu tempat memiliki masjid besar maka pasti wilayah 

tersebut dihuni banyak umat muslim. Masjid juga hendaknya mencerminkan 

kualitas dari nilai ajaran Islam melalui pembinaan karakter.
14

 

                                                 

12
Muhammad Irhamdi dan Yusri Hamzani, ‚Dakwah Toleransi Di Indonesia: 

Kontekstualisasi Hadis Penghancuran Masjid Pada Masa Nabi Muhammad Saw‛, Mudabbir 2, no. 

2 (2021): h. 2. 

13
Aswan Haidi, ‚Peran Masjid Dalam Dakwah Menurut Pandangan Mohammad Natsir‛, 

Bina Ummat 2, no. 2 (2019): h. 2. 

14
Harismayanti, ‚Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Layanan 

Sosial Dan Pendidikan Masjid Besar Al-Amin Kecamatan Manggala Makassar)‛, Skripsi 

(Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 13. 
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Umat muslim menjadikan Masjid sebagai ruang untuk menimbah ilmu, 

tempat untuk berdakwah, serta sebagai bangunan yang bukan hanya untuk shalat, 

juga sebagai tempat untuk bermusyawarah dan bertukar pikiran. Masjid memiliki 

kegiatan yang sifatnya syariat serta secara hakikat. Pengelolaan masjid pada tiap 

kegiatan perlu sangat diperhatikan, baik aktifitas syariat dan yang hakikat. 

Ahmad Yani menjelaskan terkait banyaknya keutamaan-keutamaaan yang bisa 

didapatkan pengurus masjid bila melakukan pengelolaan yang baik pada masjid 

dengan niat yang karena Allah, di antaranya: 

a. Terhindar dari hal yang tidak baik dengan menjalankan amanah penuh 

tanggung jawab dibarengi kerjasama yang baik pengurus masjid. 

b. Hasil yang sesuai dari apa yang direncakan dengan melaksanaan tugas 

secara efektif. 

c. Pengelolaan masjid akan terasa ringan dan mudah melalui kerjasama 

yang baik serta saling mendukung dalam pengelolaan masjid.
15

 

Pendidikan berbasis masjid pada umumnya mengulas tentang kegiatan 

keagamaan atau pendidikannya saja sementara pembahasan persoalan mekanisme 

dan tahapan pembangunan masjid juga sangat penting disebabkan pembangunan 

masjid harus dilaksanakan berdasarkan corak masjid yang mengikuti kemajuan 

perkembangan masjid.
16

 Pembangunan masjid yang dilakukan dengan baik 

tentunya juga akan memberikan dampak positif, sehingga mewujudkan 

kemakmuran masjid akan mudah bila pembangunan masjidnya juga dilakukan 

dengan memperhatikan tiap-tiap aspek pada masjid tersebut. 
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Masjid dalam sejarah perkembangannya tidak lagi sebagai ruang untuk 

ibadah saja, namun lebih dari itu masjid telah mewadahi interaksi diantara kaum 

muslim. Masjid selain sebagai tempat untuk bisa saling berbagi, masjid adalah 

alternatif untuk memajukan ilmu pengetahuan sebagai pembentuk ranah dakwah 

yang baik. Masjid sebagai tempat tumbuhnya rasa persaudaraan, jiwa untuk 

saling membutuhkan terbangun, dan selainnya. Keberadaan masjid akan 

menghasilkan seorang muslim yang terdepan, berprinsip, dan menjadi pribadi 

yang produktif sebagai penerus yang dibutuhkan untuk pembangunan bangsa.
17

 

Masjid di masa kejayaan islam memiliki jumlah yang sangat fantastis di 

seluruh dunia. 30.000 masjid di wilayah Banghdad, 12.000 masjid di Iskandaria, 

dan 500 masjid di wilayah bagian Damaskus. Pemimpin Islam kala itu 

menunjukkan eksistensi masjid dalam membagun peradaban dengan cara  

menyebar para pengajar untuk mengajar di semua masjid. Besarnya peran dan 

fungsi masjid dalam islam hingga munculnya prasarana penunjang dalam bentuk 

ruang penginapan yang terdapat di beberapa masjid dibuat untuk para musafir 

dan anak muda dari luar daerah yang merantau untuk menuntut ilmu. Revitalisasi 

pembangunan masjid untuk kemajuan islam sangatlah penting untuk dilakukan, 

karena melihat historisitas masjid yang pada mulanya memang difungsikan 

sebagai bagian dari lembaga pendidikan serta sebagai ruang aktifitas keagamaan 

umat Islam seperti pendirian awal madrasah dan perpustakaan yang diketahui 

dalam sejarah bermula di masjid.
18

 Urgensi pembangunan masjid yang tidak lepas 

dari sejarah panjang Islam sehingga dilihat dari sisi manapun masjid memberikan 

banyak pengaruh pada tiap bidang. 
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3. Transformasi Pembangunan Masjid 

Pada mulanya tidak ada aturan khusus bahwa masjid wajib berbentuk 

ruangan ataupun sebuah tempat. Masjid yang memiliki makna dasar tempat sujud 

sehingga lapangan luas sekalipun dapat dikatakan sebagai tempat sujud, 

berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwasanya: ‚Nabi Muhammad bersabda: 

seluruh jagad sudah menjadi masjid (tempat sujud) bagiku.‛ Perkataan Nabi 

tersebut memberikan keterangan bahwa seluruh tempat dapat dijadikan sebagai 

masjid tanpa membatasi mekanisme dan bentuk masjid tersebut. Seluruh 

permukaan bumi adalah masjid walaupun sebenarnya sangat bisa membangun 

masjid hanya sebatas pagar, akan tetapi umat muslim meyakini jika yang 

dimaksud masjid merupakan tempat pertemuan Allah sebagai pencipta kepada 

hambanya yakni manusia yang hendaknya dimuliakan, sehingga sepanjang 

sejarah perkembangannya masjid dibangun dalam bentuk arsitektur. Masjid dari 

sejarah perkembangannya adalah karya seni sekaligus budaya Islam yang begitu 

penting. Arsitektur masjid adalah wujud dari tingginya sebuah ilmu pengetahuan 

dimasa tersebut dengan menggabungkan bermacam-macam unsur seni. Masjid 

hadir sebagai bagian identitas muslim yang tidak terpisahkan, sebuah 

peninggalan dan bukti kehadiran Islam. Kedudukan masjid yang memiliki sebuah 

peran besar juga terlihat dari beragam ayat dalam al-Qur’an maupun dari riwayat 

Nabi yang membahas tentang masjid, mulai keutamaannya hingga peran serta 

proses transformasi masjid dalam melewati tiap zaman dengan banyak 

perkembangan dan perubahan di tiap masa.
19

 

Indonesia yang kental akan budaya menganggap bahwa masjid bukan 

sekedar tempat ibadah, tetapi masjid dalam pandangan orang Islam punya 
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keistimewaan yang lebih dari sekedar tempat suci. Penamaan masjid sebagai 

tempat untuk shalat telah berkembang seiring dengan kemajuan zaman hingga 

hadirlah bermacam-macam penyebutan ruangan yang digunakan untuk shalat 

seperti musholla, langgar, surau sesuai budaya yang ada di tiap wilayah. 

Perbedaan istilah bukan berarti berbeda tetapi semua istilah tersebut punya 

persamaan yaitu bangunan yang dibuat untuk shalat fardhu. Masjid, musholla, 

langgar, dan surau mempunyai fungsi yang sama dengan beberapa perbedaan, 

diantaranya: 

1. Musholla, surau, serta langgar dilihat dari bentuknya memiliki ukuran 

lebih kecil dibandingkan masjid.  

2. Masjid dimanfaatkan untuk pelaksanaan shalat juma’at atau kegiatan 

I’tikaf, sedangkan musholla tidak digunakan shalat jum’at mengingat 

ukurannya yang kecil dan tidak sesuai dengan syarat dilaksanakannya 

shalat jum’at.  

3. Terdapat beberapa larangan atau aturan dalam memasuki masjid 

contohnya tidak diperkenankan untuk orang yang dalam keadaan 

berhadas besar masuk masjid, atau perempuan yang sedang dalam kondisi 

haid dan nifas maka ia tidak dibolehkan memasuki bangunan masjid, 

sedangkan aturan-aturan seperti itu tidak di atur secara khusus untuk di 

musholla.
20

 

Sejarah menjadi unsur penting dalam melihat perkembangan masjid yang 

digunakan unutk tempat berkumpul melakukan kegiatan sosial, sehingga 

pembangunan masjid sebagai tempat pelayanan spiritual atau material juga 

sangat memberikan output positif bagi masyarakat. Kekuatan dari Masjid dilihat 
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dari kelancaran kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan para pengurus masjid 

dengan adanya partisipasi dari jamaah sekaligus masyarakat. Sucipto 

mengasumsikan bahwa masjid akan jadi sustainable bila menerapkan strategi 

‚Memakmurkan dan Dimakmurkan.‛ Strategi tersebut menggambarkan jika 

kemakmuran masjid dapat terwujud dengan sistem one way dari pengurus masjid 

untuk masyarakat. Komunikasi pengurus dan masyarakat menjadi solusi 

kemakmuran masjid atau dengan kata lain kemakmuran masjid hendaknya dalam 

prosesnya berjalan berdampingan dengan kemakmuran sumber daya manusia.
21

 

Fenomena masjid yang sedang banyak terjadi di daerah perkotaan adalah 

fungsi masjid yang telah bertransformasi selain sebagai tempat beribadah, masjid 

juga kini menjadi tempat pendidikan dan sebagai tempat kegiatan sosial seperti 

kegiatan yang bekerja sama oleh masyarakat ataupun lembaga tertentu, 

contohnya tempat donor darah, wakaf  Qur’an, atau senam sehat yang 

dilaksanakan pada akhir pekan, dan masih banyak lagi. Fenomena masjid juga 

telah menyebar sampai pada pedesaan yang dimana masjid yang diatur secara 

tradisional berkembang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan sosial dan 

pendidikan contohnya seperti TPA, Madrasah, pengajian dan kajian-kajian rutin. 

Aktifitas keagamaan di masjid juga menjadi pilihan tepat bagi orangtua untuk 

liburan anaknya dengan hal yang bermanfaat melalui pelaksanaan pesantren kilat. 

Transformasi masjid yang ada di luar kota Makassar contohnya masjid al-Azhar 

Kebayoran Baru Jakarta yang pada bangunan masjidnya juga terdapat ruangan 

aula sebagai ruangan untuk meeting misalnya walimah, kegiatan festival seni, 

dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya.
22
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Sejarah Islam telah memberikan peninggalan terbesar yaitu masjid 

sebagai bangunan multifungsi dalam kehidupan umat Islam. Pengembangan 

perekonomian jamaah dalam menghidupkan fungsi masjid adalah harapan besar 

banyak orang untuk membuktikan fungsi masjid menjadi wadah pemberdayaan 

masyarakat. Cita-cita besar tersebut adalah sebuah hal yang bersejarah sesuai 

konteks dalam kehidupan yang dimana ajaran Islam mengajarkan pembentukan 

masyarakat Islam sebagai sebuah hal utama. Islam tidak bisa terbentuk kuat 

tanpa terkecuali dengan memprioritaskan sistem, akidah, dan tatanan islam.
23

 

Fungsi masjid yang meningkat menjadi agen pemberdayaan masyarakat 

bekerjasama untuk memberikan solusi terhadap persoalan kesenjangan sosial, 

mengingat banyaknya masjid yang tersebar luas karena sehingga menjangkau di 

seluruh wilayah maupun seluruh lapisan masyarakat. Banyak penelitian yang 

memberikan kesimpulan bahwa kedudukan masjid di mampu berkontribusi 

memberikan penanganan pada masalah sosial. Masjid punya keutamaan dalam 

membantu masyarakat agar mengembangkan institusi lokal-keagamaan menjadi 

besar agar pemberdayaan masyarakat dari berbagai lapisan dapat teratasi.
24

 

Kehadiran Islam menciptakan budaya baru pada kehidupan manusia. 

Berbagai bentuk budayanya bisa dirasakan dan diamati pada tiap aspek dalam 

kehidupan, seperti arsitektur yang menjadi bentuk perwujudan dari budaya Islam 

di masa lampau. Masjid telah menjadi sebuah bentuk peninggalan terbesar dari 

kebudayaaan lama dan sebagai sebuah karya arsitektur yang mampu memberikan 

pengaruh besar dalam kehidupan.
25
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B. Metode Penelitian Hadis 

1. Takhri>j al-H{adi>s\ 

Menurut bahasa, takhri>j berasal dari bahasa Arab kharraja-yukharriju-

takhri>jan. Takhri>j dalam bahasa Indonesia diartikan mencari atau menelusuri 

hadis dengan tujuan memperoleh pengetahuan terkait aspek-aspek dari hadis 

yang ditelusuri, baik aspek sumber pengambilan hadis, kualitas hadis, ataupun 

dari aspek yang lainnya yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan suatu hadis yang dikaji.
26

 

Ulama hadis dalam kegiatan penelitian seringkali mendefinsikan al-

takhri>j sebagai usaha dan upaya menelusuri hadis pada berbagai kitab rujukan 

asli hadis dengan menjelaskan dan mengkaji secara terperinci matan dan sanad 

hadis yang diteliti. Sejarah perkembangan hadis memperhatikan bahwa telah 

banyak diantara ulama muhadditsin yang mempraktikkan takhri>j h}adi>s\, walaupun 

cara dan langkah ataupun model penelusuran yang dilakukan satu ulama dengan 

ulama yang lainnya berbeda-beda.
27

 

Mahmud at-Tahhan berpendapat bahwa penggunaan istilah al-takhri>j 

berdasarkan dari bahasanya yaitu ‚berkumpulnya dua unsur yang bertolak 

belakang menjadi satu‛. Penggunaan istilah takhri>j  kadangkala disatukan 

kedalam bentuk definisi lain, dan beberapa definisi dari istilah takhri>j yaitu: al-

istinbat (mengeluarkan), at-tadrib (melatih), dan at-taujih (memperhadapkan). 

Bagi seorang yang fokus dalam bidang hadis mereka meganggap kegiatan 

takhri>jul h}adi>s\ punya urgensi besar dalam penelitian hadis terutama untuk 

mengetahui latar belakang ataupun aspek-aspek yang terkandung dalam hadis. 

                                                 

26
Ahmad Arifuddin, Prof. Dr. Syuhudi Ismail: Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi 

(Cet. I; Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara, 2005), h. 83. 

27
Ahmad Izzan, Studi Takhrij Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhrij Dan Kegiatan 

Penelitian Hadis (Cet. I; Bandung: Tafakur, 2012), h. 3. 



28 

 

Ada tiga urgensi takhri>j dalam penelitian hadis, diantaranya: 

1. Mengetahui latar belakang dari hadis sebagai objek kajian. Takhri>j sangat 

diutamakan agar mendapatkan pengetahuan terkait seluk beluk hadis dalam 

rangka mengkaji hadis yang menjadi objek penelitian. 

2. Mengetahui riwayat hadis yang dikaji secara garis besar. Hadis yang 

berkualitas sahih atau daif tidak dapat diketahui tanpa menghimpun semua 

jalur sanad hadis sehingga takhri>j penting untuk mencari tahu keseluruhan 

riwayat hadis kemudian dikaji secara garis besar. 

3. Mendapatkan informasi mengenai jalur pendukung hadis. Hadis ketika dikaji 

kemungkinan juga diriwayatkan oleh rawi yang lain sehingga sanadnya 

menjadi pendukung dari hadis yang dikaji. Jalur Pendukung tersebut apabila 

terdapat pada tingkatan sahabat disebut sebagai syahid, dan periwayat pada 

tingkatan selain sahabat disebut sebagai muta>bi‘.28
 

M. Thahhan menjelaskan ada lima metode takhrij yang digunakan dalam 

penelitian hadis.
29

 

a) Takhri>j  melalui awal matan hadis 

Pemakaian takhrij dengan cara ini mengetahui awal lafal matan yang 

terdapat di dalam hadis. Takhrij awal matan mengkodifikasikan lafal pertama 

dalam hadis sesuai susunan huruf hijaiyah. Metode ini mengharuskan untuk 

memastikan lafal pertama pada matan hadis, kemudian memperhatikan setiap 

huruf pertama di kitab takhri>j metode ini. Contohnya seperti hadis yang berbunyi  

تًا فِ الْْنََّةِ  امَنْ بَ نَ مَسْجِدً  بَ نَ اللَُّّ لَوُ بَ ي ْ . Cara yang harus dilakukan untuk mencari hadis 

tersebut sebagai berikut: 
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1. Lafal awal membuka bab (م). 

2. Mencari huruf nun (ن) setelah mim (م). 

3. Huruf-huruf selanjutnya adalah ba (ب) dan nun (ن) serta ya (ى). 

4. Begitu selanjutnya berdasarkan susunan huruf hijaiyah di lafal pertama matan 

hadis. 

Kitab rujukan penulis dalam metode awal lafal adalah kitab Jam‘u al-

Jawa>mi‘ atau juga biasa disebut  al-Ja>mi‘ al-Kabi>r. Kitab ini disusun oleh Imam 

Suyuthi. Hadis dalam kitab ini dikelompokkan menjadi dua; yaitu perkataan 

rasul, dan hadis yang mengandung perbuatan yaitu selain bentuk ucapan Nabi. 

Kelebihan yang patut diperhatikan di kitab ini yaitu Imam Suyuthi memberikan 

penilaian pada kualitas hadis terhadap masing-masing hadis seperti s}ah}i>h}, h}asan, 

dan dha‘if, adapun hadis berkualitas dha‘if dijelaskan sebabnya. Melakukan 

metode takhri>j awal matan hadis menggunakan kitab ini memiliki beberapa 

kelebihan dan kekurangan, kelebihannya yaitu: 

1. Menyimpan banyak hadis dibandingkan kitab lain. 

2. Hadis dipaparkan kualitasnya tersendiri dalam kitab ini. 

Adapun selain kelebihan terdapat kekurangan dari kitab yakni: 

1. Kesulitan mencari hadis tanpa tahu awal lafal matan hadis secara tepat 

sehingga perlunya untuk memastikan awal matan hadis yang sedang dicari 

untuk bisa mendapatkan hadis yang ditelusuri dalam kitab metode mengingat 

banyaknya ragam awal lafal pada hadis. 

2. Perlu Ketelitian mendalam ketika membuka kitab guna untuk memperoleh 

hadis yang maudhu, karena kitab ini tidak dirancang khusus mencantumkan 

hadis yang berkualitas maudhu sehingga perlunya ketelitian.
30
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b) Takhri>j  menggunakan salah satu lafal matan hadis.  

Takhrij yang dilakukan melalui cara ini harus memakai setiap bentuk kata 

di dalam hadis, baik berbentuk isim ataupun fi’il. Matan yang dicantumkan 

hanya bagian potongan hadis yang dilengkapi dengan nama periwayat hadis dan 

kitabnya di bawah potongannya. Kitab yang cukup terkenal dalam pelaksanaan 

takhrij dengan metode salah satu lafal yaitu kitab al-Mu‘jam al-Mufahras.
31  

Kitab ini dibuat oleh kalangan orientalis dan di publish oleh seorang di 

antara orientalis tersebut bernama Arnold Jonh Wensinck. Muhammad Fuad 

‘Abd al-Baqi merupakan orang yang berperan penting dalam proses penerbitan 

kitab Mu‘jam. Penyusunan Mu‘jam mendapatkan bantuan dari lembaga keilmuan 

dari beberapa negara dan lembaga penelitian dari Belanda. Mu’jam disusun 

menjadi tujuh bagian dari tahun 1936  M sampai tahun 1969 M sehingga waktu 

yang dibutuhkan dalam mencetak  selama 33 tahun.
32

 

Penggunaan metode takhri>j dengan memakai al-Mu‘jam al-Mufahras  

memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihannya antara lain: 

1. Metode salah satu lafal menyederhanakan penelusuran hadis. 

2. Takhri>j melalui mu’jam hanya menghimpun riwayat yang ada pada kitab 

sembilan saja beserta dengan nama kitab sumber/rujukan, juz, dan halaman. 

3. Pencarian melalui metode ini cenderung fleksibel mencari dari kata apapun. 

Kelebihan dari metode ini juga tak lepas dari beberapa kekurangan. 

Kekurangan yang terdapat pada metode salah satu lafal ialah: 
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1. Mengharuskan penggunanya mempunyai pengetahuan dasar bahasa Arab 

karena metode ini mengharuskan menggunakan kata dasar dalam pencarian 

hadis, seperti kata ادمسج  dicari dari dasar katanya yaitu سجد. 

2. Periwayat hadis dari tingkat sahabat tidak disebutkan dalam metode ini. 

3. Pada beberapa kasus terdapat hadis yang sulit ditemukan melalui suatu kata, 

oleh karena itu perlunya untuk memakai lebih dari satu kata. 

Mentakhrij dengan menggunakan metode ini haruslah menentukan kata 

kunci yaitu kata kunci sebagai alat untuk pencarian pada kitab metode tersebut. 

Susunan perubahan kata yang tercantum dalam kitab diantaranya: 

1. Fi‘il ma>d}hi (kata kerja lampau) 

2. Fi‘il mud}ha>ri (kata kerja yang sedang berlangsung) 

3. Fi‘il ‘amr (kata kerja perintah) 

4. Isim fa>‘il (kata subjek) 

5. Isim maf‘u>l (kata objek) 

Kode-kode untuk keterangan letak hadis pada kitab sebagai berikut: 

 artinya kitab Shahih Bukhari dengan menyebutkan tema dan nomor bab خ .1

 artinya kitab Shahih Muslim dengan menyebutkan tema dan nomor hadis م .2

 artinya kitab Sunan Abu Daud dengan menyebutkan tema dan nomor bab د .3

 artinya kitab Sunan Tirmidzi dengan menyebutkan tema dan nomor bab ت .4

 artinya kitab Sunan Nasa’i dengan menyebutkan tema dan nomor bab ن .5

 artinya kitab Sunan Ibnu Majah dengan menyebutkan tema dan nomor bab جو .6

 artinya kitab Sunan al-Darimi dengan menyebutkan tema dan nomor bab دى .7

 artinya kitab Musnad Ahmad dengan menyebut nomor juz dan halaman حم .8

artinya kitab Muwatta Malik dengan menyebut tema dan nomor hadis ط .9
33

 

                                                 

33
Ahmad Izzan, Studi Takhrij Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhrij Dan Kegiatan 

Penelitian Hadis, h. 32. 



32 

 

c) Takhri>j melalui periwayat sahabat 

Metode ini menitikberatkan penelusuran hadis melalui periwayat pertama 

dalam sebuah hadis. Kitab takhrij metode ini susunannya berdasarkan rawi 

pertama hadis. Langkah yang perlu dilakukan dalam memakai metode ini adalah 

dengan terlebih dahulu mengetahui periwayat awal pada hadis yang ingin 

ditelusuri, lalu melakukan penelusuran hadis dengan melihat setiap hadis yang 

tertera dibawah nama periwayat pertama tersebut sehingga dengan menemukan 

hadis yang dicari kita dapat tahu rawi yang meriwayatkan hadis tersebut beserta 

alamat kitab sumbernya. Kelebihan yang terdapat dalam metode ini diantaranya 

yaitu: 

1. Takhri>j dengan metode ini menjadikan proses takhri>j terasa singkat melalui 

penelusuran hadis dengan langsung mendapatkan rawi yang meriwayatkan 

beserta kitabnya bertolak belakang dengan metode awal matan yang hanya 

menyebutkan perawi tanpa memberitahu letak hadisnya dalam kitab sumber. 

2. Metode dengan perawi pertama ini dapat memberikan kemungkinan takhri>j 

persanad dari hadis yang ingin di telusuri. 

Kekurangan dari metode ini adalah penggunaannya yang kurang efektif 

bila tidak dapat mengetahui periwayat awal. Penulis melalui metode ini memakai 

kitab Tuh}fatu al-Alsyra>f bi Ma‘rifati al-Athra>f  yang disusun oleh al-Mizzy. 

Metode tidak hanya fokus melihat periwayat pertama saja, tetapi juga tetap 

memperhatikan untuk melihat perawi kedua dan seterusnya untuk memastikan 

hadis yang ditelusuri sehingga penelusuran hadis yang dilakukan akan tetap 

memperhatikan susunan periwayat hadis setelah periwayat pertama kemudian 

periwayat kedua, ketiga, dan seterusnya.
34
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d) Takhri>j  melalui tema hadis 

Penelusuran hadis dengan cara ini yaitu dengan mengetahui topik atau 

tema dari hadis yang ingin dicari. Langkah yang harus ditempuh dalam mencari 

hadis melalui metode ini pertama-tama menentukan tema dari hadis yang ingin 

dicari, kemudian mencari hadis tersebut pada kitab-kitab takhri>j dengan metode 

ini. Kelebihan metode ini ialah tidak membutuhkan pengetahuan tertentu karena 

yang diperlukan hanya sebatas pengetahuan pada penentuan tema hadis dengan 

meliha kandungan hadis. Kekurangan dari metode ini yaitu hadis yang sulit 

untuk ditemukan bila kesulitan dalam menentukan tema dari hadis yang ingin 

dicari. Penulis pada metode ini menggunakan kitab Kanzal ‘Umma>l, yaitu sebuah 

kitab yang ditulis oleh Ali bin Hisamuddin Abdul Malik bin Qadhi Khan yang 

lahir di India pada tahun 885.
35

 

e) Takhri>j  melalui kualitas  

Metode ini menitikberatkan untuk mencari hadis dengan melihat kualitas 

dari hadis yang ingin ditelusuri tersebut. Metode ini menghimpun berdasarkan 

kualitas hadis. Kelebihan dari metode kualitas hadis yaitu dapat mempermudah 

kegiatan takhri>j karena hadis-hadis yang seringkali termuat dalam suatu tulisan 

sifatnya sedikit sehingga tidak membutuhkan pemahaman yang bersifat kritis. 

Kekurangan metode ini terletak pada kuantitas yang limited akhirnya hadis yang 

termuat berjumlah sedikit. Penulis untuk metode ini menggunakan kitab S{ah}i>h} 

wa D{a‘i>f al-Ja>mi‘ al-S{agi>r wa Ziya>datuh al-Fath} al-Kabi>r yang dikarang 

Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Ba>ni>. Penggunaan kitab ini terkesan mudah karena 

hadis yang dimuat disusun berdasarkan huruf hijaiyyah.
36
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2. I’tiba>r Sanad 

Al-i’tiba>r berarti ‚meninjau berbagai aspek agar mengetahui sesuatu yang 

sejenis.‛ Al-i’tiba>r dalam ilmu hadis didefinisikan sebagai proses memuculkan 

sanad dari jalur lain terkait suatu hadis. Memunculkan sanad lain akan dapat 

terselidiki apakah terdapat periwayat lain dari jalur sanad yang lainnya. Tahapan 

ini berfungsi untuk memeriksa keadaan seluruh sanad hadis melalui identifikasi 

ada tidaknya pendukung berupa periwayat yang berkategori syahid ataupun yang 

berstatus kategori muta>bi’. Kegiatan I‘tiba>r  akan dipermudah dengan adanya 

penyusunan skema pada setiap riwayat hadis yang dikaji.
37

 

Merujuk ke kitab sumber sebagai langkah awal yang dilakukan untuk 

melacak letak hadis di kitabnya dengan alamat yang telah didapatkan dari 

metode takhrij baru kemudian dilakukan I’tibar sanad. Hal-hal yang sebaiknya 

perlu diperhatikan pada saat penelusuran seluruh hadis diantaranya memastikan 

nomor halaman kitab tempat hadis terletak, nomor urut hadis pada kitabnya, dan 

memperhatikan kesesuaian matan hadis. 

Kegiatan ini berperan penting dalam melakukan penelitian terhadap 

sanad. Kegiatan i‘tibar akan memperjelas keadaan sanad hadis yang diteliti, 

memperjelas perawi hadis yang samar (mubham), serta menelusuri untuk 

mengetahui perawi hadis yang sama sekali tidak diketahui latar belakangnya 

(majhul) dan semua itu dilakukan dengan cara melakukan perbandingan sanad. 

Sanad hadis akan terlihat jelas bila membandingkan nama-nama tiap periwayat 

dari tiap sanad hadis sehingga akan tampak perbedaan jumlah tiap periwayat 

dalam setiap jalur sanad.
38
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3. Kritik Sanad (Naqd al-Sanad) 

Secara etimologis, sanad berarti sandaran, atau bukit dilereng gunung. 

Sanad  didefinsikan sebagai rangkaian rawi hingga sampai ke matan.
39

 Kritik 

sanad juga disebut dengan istilah naqd al-sanad. Naqd secara bahasa berarti 

mengkritik sesuatu dengan tujuan membedakan dan memisahkan baik dan buruk, 

kemudian mengambil dari salah satunya. naqd al-sanad merupakan proses 

mengkaji kredibilitas seorang rawi yang termasuk bagian dari proses periwayatan 

hadis. Muhammad T{a>hir al-Jawabi> menjelaskan bahwa kritik sanad menurut 

istilah adalah penetapan status cacat atau adilnya seorang rawi.
40

 Kritik sanad 

dilakukan untuk menentukan kredibilitas rawi apakah rawi tersebut dapat 

dikategorikan sebagai rawi yang ‘adl dan d}abt. 

Ulama menciptakan kaidah-kaidah tertentu untuk melakukan kritik hadis 

yang biasa disebut memakai istilah kaidah kesahihan sanad hadis. Kaidah 

kesahihan sanad hadis adalah syarat atau kriteria dimana syarat atau kriteria itu 

mencakup seluruh bagian sanad. Syarat atau kriteria yang bersifat umum diberi 

istilah sebagai kaidah mayor, sedangkan yang spesifik diberi istilah kaidah 

minor. Unsur kaidah mayor diantaranya: sanadnya bersambung, seluruh 

periwayat dalam sanad bersifat tsiqah, sanad hadis yang diteliti harus terhindar 

dari syuz\u>z\, dan sanad hadis yang diteliti juga harus terhindar dari ‘illat. Unsur 

kaidah minor  yakni sanad yang diteliti muttasil, marfu, mahfuz, dan bukan sanad 

yang muallal, sehingga dari kedua kaidah berperan penting dalam menentukan 

nilai dari sebuah hadis dengan melihat sanad dan matannya.
41
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4. Kritik Matan (Naqd al-Matan) 

Ulama hadis menyepakati bahwasanya hal-hal yang sekiranya wajib 

dilengkapi suatu matan berstatus s}hah}i>h} ada dua syarat, yakni bebas dari syuzu>z 

(kejanggalan) dan terbebas dari illat (cacat), sehingga matan dari hadis itu dapat 

dikatan tidak bermasalah.
42

 Salahuddin al-Adlabi menjelaskan beberapa syarat 

agar mengetahui matan yang mengandung syuz\u>z\ yaitu sebagai berikut: 

1. Matan hadis yang diteliti tidak menyelisihi ayat yang terdapat di 

dalam al-Qur’an. 

2. Matan hadis yang diteliti tidak menyelisihi hadis lebih kuat. 

3. Matan hadis yang diteliti tidak menyelisihi fakta sejarah. 

4. Matan hadis yang diteliti tidak menyelisihi akal sehat. 

Perbedaan lafal pada matan semakna disebabkan periwayat hadis 

adakalanya melakukan periwayatan secara makna (riwayah bil ma‘na). Menurut 

ulama hadis, apabila sanadnya sama-sama sahih hal tersebut tetap bisa 

dimaklumi. Tolak ukur untuk mengetahui illah pada matan hadis diantaranya:  

1. Terdapat idraj ,yakni sisipan yang berasal dari periwayat. 

2. Terdapat ziyadah, yaitu tambahan pada matan berbentuk lafal atau 

kalimat. 

3. Terdapat nuqsan, yaitu pengurangan lafal yang terdapat dalam matan. 

4. Terdapat tagyi>r, yaitu perubahan lafal pada matan hadis. 

5. Terdapat inqilab, yakni pembalikan matan yang diketahui setelah 

proses perbandingan setelah menghimpun seluruh hadis. 

6. Terdapat al-tahrif/al-tashif, yaitu perubahan huruf yang terdapat pada 

matan hadis yang dikaji.
43
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C. Living Sunnah 

Istilah ‚living‛ berasal dari bahasa asing dari kata dasarnya (alive) yang 

artinya ‚hidup‛ kemudian berkembang menjadi ‚menghidupkan.‛ Sedangkan 

‚sunnah‛ merupakan istilah dari Timur diartikan sebagai jalan. Sunnah dalam 

kamus Indonesia bermakna kebiasaan.
44

 

Ulama-ulama hadis pada umumnya menyamakan antara istilah hadis dan 

sunnah, sehingga living hadis juga terkadang disebut living sunnah. Living 

sunnah ini tidak seumum istilah lainnya yang ada dalam ilmu hadis karena living 

sunnah lebih banyak menitikberatkan persoalan pemahaman dan kandungan 

hadis. Living sunnah adalah salah satu metode untuk memahami sebuah teks 

hadis dengan melalui penerapannya dalam agama secara kontekstual.
45

 

Perbedaan antara sunnah dan hadis dari segi definisi atau sejarah bukanlah 

sebuah masalah selama dalam rangka menyamakan pendapat yang kemudian 

dihubungkan pada aspek kajian hadis yang berkembang di kehidupan sehari hari 

yang oleh karenanya pemberian istilah living sunnah tidak dibedakan maknanya 

dengan living hadis. Living hadis termasuk living sunnah karena sunnah Nabi 

yang disebut ‚sunnah yang hidup‛ telah bertransformasi ke bentuk formal dalam 

bentuk teks atau dalam hal ini disebut hadis Nabi sehinga hadis memiliki posisi 

sebagai rangkaian rekaman tradisi yang disandarkan pada Nabi yang berkembang 

di masa lampau.
46
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Sunnah adalah rangkaian tradisi yang disampaikan dalam bentuk teks, 

oleh kareanya sunnah tidak dapat tersebar kecuali melalui hadis. Sunnah dan 

hadis diibaratkan sebagai sebuah dua sisi mata uang yaitu berbeda tapi tak dapat 

terpisah satu sama lain, sedangkan anggapan lain mengatakan keduanya adalah 

persamaan maka hal tersebut jelas jika living hadis sama dengan living sunnah.
47

 

Sunnah dalam pandangan umum adalah aspek-aspek dalam kehidupan 

yang disandarkan pada Nabi saw. dalam bentuk perbuatan Nabi, perkataan Nabi, 

dan persetujuan Nabi. Definisi tersebut selalu menjadi pegangan kaum muslim 

dari masa lalu sampai zaman modern. Sunnah sederhananya ialah pola tingkah 

laku yang dijadikan teladan serta digenggam kuat keyakinan religius. Sunnah 

sebagai bentuk tradisi yang menjadikan Rasulullah sebagai sumber tradisi 

tersebut. Sunnah menjadi penjelas ayat al-Qur’an sehingga ayat al-Qur’an harus 

dipahami dengan cara mempelajari sunnah. Contohnya sebuah ayat berisi 

perintah kemudian hadis memberikan maksud ayat dengan terperinci. Sunnah 

juga membantu mendapatkan pengetahuan tentang praktik keagamaan contohnya 

kegiatan keagamaan seperti shalat yang dimana penjelasan detail tatacara shalat 

tidak dijelaskan pada ayat al-Qur’an tetapi dijelaskan dalam hadis.
48

 

Hadis merupakan informasi tentang hal-hal yang dilakukan Nabi, 

disetujui dan tidak disetujui Nabi. Sunnah sebagai praktek cenderung relatif 

dengan ijma’ dan juga termasuk dalam bagian ijtihad para ulama mutaqaddimin. 

Sunnah terus hidup dalam berbagai penafsiran dan pemahaman namun pada 

dasarnya sandaran utamanya tetap kepada Nabi.
49
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Kajian living berfokus pada suatu fenomena di masyarakat yang 

berbentuk praktik, tradisi, ataupun sebuah ritual yang hidup secaraa nyata 

dengan menjadikan hadis Nabi sebagai landasan dari praktik, tradisi, atau ritual 

tersebut. Kajian Living saat dilakukan seharusnya teksnya telah didapatkan para 

pelaku pengamal sunnah, ataupun adanya argumen dari sebuah kegiatan yang 

didasari dari hadis Nabi dalam aktifitas sosial. Hal yang sering terjadi ketika 

melakukan penelitian living adalah realita di lapangan yang jauh berbeda dari 

konsep yang ada, misalnya beberapa narasumber tidak dapat memperlihatkan 

teks yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan praktik tersebut, contoh lainnya 

adalah adanya narasumber yang mengetahui teks hadis yang menjadi pegangan 

dan ada yang mengetahui sejarah praktik tersebut akan tetapi tidak mengetahui 

teks hadis yang dijadikan landasan dalam praktik atau tradisinya.
50

 

Kajian living menjadi sebuah penelitian yang menarik dengan melihat 

fenomena munculnya yang didasari pada teks hadis dari masa lalu kemudian 

digunakan di masa kini menjadi landasan sebuah praktik atau tradisi yang 

dilakukan orang-orang. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam agama Islam 

awalnya secara dominan didasari dari keyakinan teks-teks dalil dalam bergama, 

akan tetapi masyarakat tidak menyadarinya seiring dengan terus berkembangnya 

tradisi yang dilakukan sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa bentuk 

tradisi itu berasal dari ayat al-Qur’an ataupun dari riwayat Nabi mengingat 

kenyataan yang terjadi yaitu masyarakat cenderung belajar melalui buku tetapi 

kadangkala tidak tahu landasan hukum suatu praktik ataupun tidak disebutkan 

sama sekali dalam buku yang menjadi bahan bacaan.
51

   

                                                 

50
Saifuddin Zuhri Qudsy, ‚Living Hadis: Genealogi, Konsep Dan Aplikasi,‛ Jurnal 

Living Hadis 1, no. 1 (2016): 177–196. 

51
Saifuddin Zuhri Qudsy dan Subkhani Kusuma Dewi, Living Hadis: Praktik, Resepsi, 

Teks, Dan Transmisi (Yogyakarta: Q-Media, 2018), h. 3. 



40 

 

Hadis di masyarakat yang bentuk awalnya sebuah teks kemudian berubah 

wujud dari teks menjadi sebuah benda dan perilaku. Hadis dari teksnya telah 

beralih wujud dari yang semula ada dalam mushaf hingga muncul menjadi bentuk 

suara hingga menjadi wujud benda dan itulah yang disebut fenomena living 

hadis.
52

 Penelitian ini akan berfokus dengan menggunakan teori living hadis dari 

Alfatih Suryadilaga. 

Alfatih Suryadilaga menjelaskan bahwa terdapat tiga macam unsur living 

hadis, ketiga unsur tersebut terdiri dari tradisi praktik, tradisi lisan, dan tradisi 

tulisan. Tradisi praktik salah satu dari tiga tradisi yang seringkali banyak 

dilaksanakan oleh kalangan kaum muslim dalam kehidupan sehari-hari yang 

didasarkan atas sosok Rasulullah menyiarkan Islam, contohnya seperti kegiatan 

pengobatan melalui ayat yang dilalukan oleh beberapa masyarakat untuk 

mengatasi gangguan jin yang landasannya bersadarkan hadis Nabi. Banyaknya 

praktik yang diamalkan umat muslim hinga muncul tradisi lisan, contohnya 

seperti pembacaan dua ayat al-Sajdah dan al-Insan ketika shalat subuh hari 

jum’at. Adapun Tradisi tulisan bukan sekedar bentuk ungkapan yang bertuliskan 

hadis Nabi, tetapi tradisi tulis menulis telah menjadi tradisi yang seringkali 

banyak dilakukan di Indonesia.
53

 Alfatih Suryadilaga menerangkan bahwa living 

hadis sebagai penelitian yang melihat pola perilaku atas respon masyrakat 

terhadap hadis Nabi sehingga metode penelitian yang sesuai untuk mengkaji 

fenomena living hadis yaitu dengan memakai metode observasi, dokumentasi, 

dan wawancara.
54
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Profil Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang dipakai penulis pada penelitian adalah metode kualitatif 

sebagai metode yang secara mendalam mengamati aspek-aspek yang berkaitan 

komponen sosial diantaranya individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat 

luas. Penulis turun langsung ke tengah masyarakat untuk memperoleh bagian 

penting yang berhubungan pokok bahasan yang diteliti kemudian mengumpulkan 

data-data terkait untuk diteliti.
1
 

Bogdan mendefinisikan metode kualitatif merupakan sebuah mekanisme 

dalam menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif ke bentuk tulisan maupun 

lisan dari suatu individu sebagai sumber pengambilan data. Penelitian kualitatif 

bertujuan mempelajari keadaan suatu wilayah melalui peninjauan secara detail 

terkait gambaran umum sebuah tempat disertai realita yang terjadi di lapangan. 

Memperhatikan batasan-batasan pada penelitian kualitatif akan memberikan 

pemahaman bahwa penelitian dengan metode kualitatif termasuk studi kasus.
2
 

Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian 

karena kajian yang akan dilakukan akan memberikan gambaran terkait tempat 

yang akan menjadi lokasi penelitian. Penelitian dengan metode kualitatif akan 

dominan menjawab pertanyaan dengan kata ‚bagaimana‛ dan ‚mengapa‛ untuk 

menjawab peristiwa yang terjadi dalam ruang lingkup kajian hadis dengan 

pendekatan living sunnah. 
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2. Profil Lokasi Penelitian 

a) Letak Geografis Masjid Darul Muttaqin Minasa Upa Kota Makassar 

Secara geografis lokasi yang menjadi tempat penelitian sangat strategis 

karena akses jalannya yang simple karena terletak diantara tiga jalan utama 

Minasa Upa, untuk lebih jelasnya lihat gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Lokasi Masjid Darul Muttaqin Minasa Upa 

Pengelolaan masjid yang optimal sehingga masjid yang dulunya kelihatan 

kecil dan biasa saja kini menjadi masjid yang besar dan megah. Masjid Darul 

Muttaqin tidak hanya menjadi daya tarik sebagai tempat ibadah, kelebihan 

lainnya terdapat fasilitas umum yang menunjang dalam aspek ekonomi maupun 

pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Masjid menjadi sarana bagi masyarakat 

sekitar perumahan Minasa Upa agar bisa saling mengenal satu sama lain 

sehingga ada rasa saling memiliki di dalam masjid, hal tersebut dapat dilihat 

melalui semangat para pengurus masjid dan jamaah dalam kegiatan-kegiatan 

keagamaan. Lokasi yang strategis dengan semangat pengurus dan warga yang 

tinggi dalam mengelola masjid menjadikan masjid Darul Muttaqin selalu ramai 

di datangi oleh orang-orang untuk mendirikan shalat.
3
 

                                                 

3
Mufidahul Fitri, ‚Manajemen Pembinaan Masjid Darul Muttaqin BTN Minasa Upa 

Kecamatan Rappocini Kota Makassar‛, h. 59. 
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b) Sejarah Masjid Darul Muttaqin Minasa Upa Kota Makassar 

Masjid tersebut pertama kali berdiri di tanggal 28 Maret pada tahun 1986 

terletak di perumahan BTN Minasa Upa. Nama masjid diberikan oleh bapak alm. 

Mansur Parawansa bersama dengan bapak alm. Kamaruddin Sultan yang dimana 

nama masjid terinspirasi dari ayat dalam al-Qur’an tepatnya di surah al-Baqarah 

ayat 2 sebagai berikut: 

 (ٕ) ذَلِكَ الْكِتَابُ لََ رَيْبَ فِيوِ ىُدًى للِْمُتَّقِيَ 
Terjemahnya: 

‚Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan didalamnya; ia merupakan 
petunjuk bagi orang yang bertaqwa.‛

4
 

Kata Darul memiliki arti ‚tempat‛ dan Muttaqin bermakna orang-orang 

yang bertaqwa yang artinya pemaknaan dari nama Darul Muttaqin ialah tempat 

berkumpulnya orang-orang yang bertaqwa. Masjid Darul Muttaqin mempunyai 

beberapa kegiatan yang menjadi rutinitas pengurus masjid yang beberapa 

kegiatan bekerja-sama dengan jamaah, masyarakat, dan lembaga atau organisasi 

pada kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan tersebut diantaranya: permberdayaan 

zakat, pengajian rutin, Tabligh Akbar, dan kegiatan lainnya.
5
 

Masjid Darul Muttaqin awalnya memiliki ukuran yang sangat kecil dan 

dikatakan bahwa ukurannya hanya mencapai sekitar sembilan kali dua belas, 

kemudian adanya inisiatif dari jamaah masjid untuk memperluas masjid yang 

dimulai dengan membenahi teras masjid untuk memperluas bagian teras masjid 

kemudian seiring berjalannya waktu dilanjutkan dengan melakukan perbaikan 

pada bagian utama masjid yaitu luas bangunan masjid. Masjid Darul Muttaqin 

sepanjang perkembangannya telah melakukan renovasi di bagian luas bangunan 

masjid sebanyak tiga kali. Pendanaan dalam melakukan pembangunan masjid 

                                                 

4
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 9. 

5
Mufidahul Fitri, ‚Manajemen Pembinaan Masjid Darul Muttaqin BTN Minasa Upa 

Kecamatan Rappocini Kota Makassar‛, h. 55. 
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pada awalnya secara murni hanya berasal dari jamaah masjid hingga beberapa 

tahun kemudian adanya donatur dari berbagai masyarakat dan beberapa bantuan 

dari pemerintah untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas bangunan 

masjid serta beberapa fasilitas yang juga diberikan oleh pemerintah seperti alat-

alat pemotongan hewan kurban.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejak awal dibangun hingga sampai tahun 2011 masjid Darul Muttaqin 

terus dikembangkan namun luas bangunan masjid yang belum terlalu besar, 

sehingga pada tahun 2012 masjid Darul Muttaqin diruntuhkan kemudian 

dibangun kembali serta direnovasi ulang dalam rangka melakukan pembangunan 

masjid secara besar-besaran. Pelaksanaan ibadah saat itu sementara waktu 

dilakukan di gedung TPA Darul Muttaqin Minasa Upa selama proses 

pembangunan masjid berlangsung. Pembangunan masjid secara besar-besaran 

yang dilakukan membuat daya tampung masjid meningkat karena sebelumnya 

masjid yang hanya satu tingkat sebelum dibangun lalu setelah dibangun kembali 

menjadi dua tingkat. Bagian lantai dasar dipastikan dapat memuat jamaah 

sebanyak delapan ratus orang sementara untuk lantai dua dipastikan dapat 

                                                 

6
Rusjdin (60 tahun), Bendahara Pengurus Pertama Masjid Darul Muttaqin Minasa Upa 

Kec. Rappocini Kota Makassar, Wawancara, 26 Maret 2023. 
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memuat jamaah sampai empat ratus orang, dan bila ditotal maka bangunan 

masjid Darul Muttaqin Minasa Upa yang telah direnovasi dapat menampung 

jamaah sebanyak seribu dua ratus orang.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengurus masjid Darul Muttaqin Minasa Upa juga sedang menjalankan 

usaha produktif bekerja sama dengan Bank Muamalat untuk memberikan 

kesempatan dan kemudahan bagi jamaah masjid ataupun warga Minasa Upa yang 

ingin berdagang dengan memanfaatkan bagian teras masjid yang luas karena 

telah dibangun beberapa tempat-tempat untuk menjual yang diberikan istilah 

‚food court berdaya‛ dengan harapan kegiatan kerja sama dengan Bank 

Muamalat tersebut dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan jamaah 

ataupun warga Minasa Upa. Hasil dari pembangunan usaha produktif tersebut 

juga mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia berupa pemasangan pembangkit 

listrik tenaga surya dan kabar baiknya masjid Darul Muttaqin Minasa Upa 

merupakan masjid pertama di Indonesia Timur yang mendapatkan bantuan 

tersebut.
8
  

                                                 

7
Amir Ma’mur (51 tahun), Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Pengurus Masjid Darul 

Muttaqin Minasa Upa Kec. Rappocini Kota Makassar, Wawancara, 26 Maret 2023. 

8
Zul Ishaq Nur (43 tahun), Sekretaris Pengurus Masjid Darul Muttaqin Minasa Upa Kec. 

Rappocini Kota Makassar, Wawancara, 9 April 2023. 
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Berikut beberapa data terkait masjid Darul Muttaqin berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara di antaranya luas tanah masjid yang mencapai sekitar 

2.500 m
2
, status tanah masjid merupakan wakaf sejak awal dibangun, dan saat ini 

dengan bentuk bangunan masjid yang besar sudah mampu menampung jamaah 

hingga sebanyak 1200 orang dalam satu bangunan. 

Konsep penampilan masjid dengan gaya masjid modern classic Islam, 

ditambah tampilan masjid dengan lima kubah yang melambangkan lima rukun 

Islam, serta menara masjid yang tinggi bermakna hubungan kepada Allah swt 

(hablum minalla>h) yang harus ditinggikan atau ditingkatkan dan pemanfaatan 

pelataran masjid sebagai ruang publik sebagai perwujudan dari hubungan kepada 

sesama manusia (hablum minanna>s) yang senantiasa menghidupkan kebersamaan 

masyarakat, bukan hanya kebersamaan saat beribadah saja. Bahan bangunan yang 

menggunakan bahan tahan lapuk, bahan tahan api, dan tahan gempa menjadikan 

masjid kokoh sehingga bukan hanya terlihat megah tetapi tetap memperhatikan 

bahan bangunan yang digunakan. Hingga saat ini bangunan masjid terus 

ditingkatkan terutama pada sarana penunjang sehingga memungkinkan untuk 

jamaah lebih nyaman lagi dalam beribadah.
9
 

                                                 

9
Darul Muttaqin, “Pembangunan Masjid Darul Muttaqin”, Situs Resmi Darul Muttaqin. 

https://mdarulmuttaqin.wordpress.com/ (25 Agustus 2022). 

https://mdarulmuttaqin.wordpress.com/
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c) Struktur Pengurus Masjid Darul Muttaqin Minasa Upa Kota Makassar 

Struktur dalam sebuah lembaga merupakan susunan dan hubungan antara 

tiap bagian di lembaga dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya 

dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama. Adapun gambaran secara umum 

struktur pengurus inti masjid Darul Muttaqin Minasa Upa yakni sebagai berikut: 

Pelindung: 

1. Kepala Kecamatan Rappocini Kota Makassar 

2. Danramil Tamalate Rappocini 

3. Kapolsek Rappocini 

4. Kepala Kelurahan Karunrung Kec. Rappocini 

5. Kepala Kelurahan Minasa Upa Kec. Rappocini 

6. Ketua Rukun Warga RW 03 Kel. Karunrung 

7. Ketua Rukun Warga RW 05 Kel. Minasa Upa 

Penasehat: 

1. Prof. Dr. H. Achmad Tolla, M.Pd. 

2. Prof. Dr. H. Muh. Dahlan Muhammad, M.Ag. 

3. Drs. H. A. Yusni Mappanyulle, M.Si. 

4. Drs. H. Burhanuddin, SH. 

5. Prof. Dr. H. Abd. Kadir Massoweang, M.Ag. 

6. H. Rusjdin, SE, MM. 

Pengurus Harian 

Ketua Umum   : Drs. Salinri, SH. 

Wakil Ketua   : Dr. Abdollah, MM, M.Pd. 

Sekretaris Umum  : Zul Ishaq Nur, M.Pd. 

Wakil Sekretaris 1  : Muh. Thamrin Far-Far, S.Sos. 

Wakil Sekretaris 2  : H. M. Basir Dg. Ngemba 
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Bidang-Bidang 

I. Bidang Kerohanian 

Ketua : Dr. Syamsuddin, S.Ag., M.Pd.I. 

II. Bidang Pendidikan dan Pembinaan 

Ketua : Dr. Baharullah, M.Pd. 

III. Bidang Sarana dan Prasarana 

Ketua  : Ir. Amir Ma’mur 

IV. Bidang Usaha dan Kerjasama 

Ketua : Ir. H. Jamaing, M.Sc. 

V. Bidang Sosial 

Ketua : Drs. H. Abdul Halik 

VI. Bidang Pemberdayaan Perempuan 

Ketua : Dra. Hj. A. Dewi A.M. Tahir, M.M.Pd. 

VII. Bidang Humas dan Kelembagaan 

Ketua : Syahrial Latadang, SE. 

VIII. Bidang Keamanan 

Ketua : Kompol Hari Suwita 

Struktur yang dituliskan di atas berdasarkan surat keputusan pada tanggal 

10 Desember 2021 M/05 Djumaidil Awal 1443 H tentang komposisi dan nama-

nama pengurus masjid Darul Muttaqin Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 

periode 2022-2025.
10

 

                                                 

10
Zul Ishaq Nur (43 tahun), Sekretaris Pengurus Masjid Darul Muttaqin Minasa Upa 

Kec. Rappocini Kota Makassar, Wawancara, 10 April 2023. 
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B. Metode Pendekatan Penelitian 

Penulis memakai beberapa pendekatan pada penelitian ini yang bertujuan 

agar alur penelitian bisa lebih jelas arahnya sehingga penelitian dapat teratur dan 

menyeluruh ke berbagai aspek, sebagai berikut: 

a. Pendekatan hadis dilakukan untuk mengkaji status dan syarah hadis serta 

memaknai kandungan hadis tentang pembangunan masjid di masjid Darul 

Muttaqin Minasa Upa. Pendekatan hadis adalah upaya untuk melihat dan 

mengetahui kredibilitas sebuah hadis sehingga akan dapat diketahui apakah 

hadis yang dikaji dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-

hari atau tidak dapat dijadikan sebagai landasan dalam sebuah kegiatan 

maupun amalan seseorang atau suatu masyarakat. 

b. Pendekatan syariat dimaksdukan untuk memberi pemahaman terkait hukum 

dari kegiatan yang dilaksanakan sebagai rangka dalam mengamalkan hadis 

Nabi. Peneliti mencoba memaparkan pandangan-pandangan ulama mengenai 

hukum yang berkaitan pembangunan masjid dan bagaimana seharusnya 

pembangunan masjid dilaksanakan serta apa saja yang perlu diperhatikan 

dalam melakukan pembangunan masjid sesuai dengan hukum yang ada dalam 

Islam serta penerapannya.
11

 

c. Pendekatan sosial diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran 

keadaan para pengamal pembangunan masjid karena penelitian ini adalah 

penelitian terhadap sebuah kegiatan yang terlaksana karena adanya motivasi 

dalam bentuk hadis yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan 

kegiatan serta untuk mendapatkan penjelasan tertentu dari adanya kegiatan 

tersebut. 

                                                 

11
Rahmat, ‚Tradisi Zikir Berjamaah Tarekat Qadariyah Dan Naqsyabandiyah (Suatu 

Kajian Living Sunnah Di Masyarakat Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar) ‛, h. 40.  
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C. Metode Pengumpulan Data 

Penulis membagi pengumpulan data kedalam dua macam penghimpunan 

data disertai macam-macam metode yang digunakan oleh penulis, yakni: 

1. Metode pengumpulan data yang diperoleh dari pustaka 

a) Takhri>j al-H{adi>s\ 

Penulis akan melakukan pencarian alamat hadis dengan menggunakan 

lima metode takhrij, yaitu: 

1. Menggunakan metode awal matan hadis memakai kitab Jam‘u al-Jawa>mi‘ 

kemudian mencari hadis yang menjadi objek kajian dalam kitab tersebut 

menggunakan awalan matan مَنْ بَ نَ مَسْجِدًا (barang siapa membangun masjid) 

sebagai redaksi awal matan dari hadis yang dikaji.
12

 

2. Menggunakan metode salah satu lafal memakai kitab Mu‘ jam al-Mufahras 

lalu mencari hadis dalam kitab tersebut melalui kata سجد dan زكر sebagai kata 

yang terdapat dalam matan hadis yang menjadi objek kajian. 

3. Menggunakan metode rawi a’la memakai kitab Tuhfah al-Asyra>f  kemudian 

melakukan penelusuran hadis dalam kitab tersebut memakai nama ‘Us \ma>n 

sebagai periwayat pertama untuk jadi acuan pencarian dari hadis yang 

menjadi objek penelitian. 

4. Menggunakan metode tema hadis memakai kitab Kanzu al-‘Umma>l lalu 

mencari hadis dalam kitab tersebut dengan berfokus pada tema ‚membangun 

masjid‛ sebagai acuan pencarian dari hadis yang dikaji. 

5. Menggunakan metode kualitas hadis memakai kitab S{ah}i>h} al-Ja>mi‘ al-S{agi>r 

wa Ziya>datih lalu mencari hadis dalam kitab tersebut untuk menemukan 

hadis dengan melihat awalan huruf hijaiyah pada hadis yang dikaji. 

                                                 

12
Ahmad Izzan, Studi Takhrij Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhrij dan Kegiatan 

Penelitian Hadis, h. 28. 
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b) Merujuk ke Kitab Sumber 

Hasil penelusuran berupa alamat-alamat hadis yang telah didapatkan 

dengan memakai lima metode takhrij kemudian digunakan untuk merujuk secara 

langsung ke dalam kitab sumber untuk melihat setiap teks hadis secara lengkap. 

c) I’tiba>r Sanad 

Al-i’tiba>r  dilakukan dengan cara menghimpun seluruh sanad hadis dalam 

berbagai kitab sumber berdasarkan dari hasil penelusuran dengan menggunakan 

alamat-alamat atau keterangan yang telah didapatkan dari lima metode takhrij. 

Seluruh sanad hadis yang telah dikumpulkan kemudian dibuatkan skema dengan 

tujuan untuk memperjelas melihat setiap sanad agar mengetahui apakah terdapat 

pendukung berupa periwayat yang berstatus syahid ataupun periwayat yang 

berstatus mutabi’.13
 

d) Kritik Sanad 

Kritik sanad dilakukan dengan cara menentukan dan memilih salah satu 

jalur sanad dari sanad yang telah dihimpun untuk kemudian dilakukan penelitian 

terhadap para periwayat yang terdapat pada sanad tersebut. Periwayat dalam 

sanad akan ditelusuri melalui kitab-kitab rija>lul h}adi>s\ untuk mengetahui tahun 

lahir dan wafat rawi, daerah asal, nama-nama guru dan muridnya, dan melihat 

berbagai pendapat ulama terkait rawi tersebut. 

e) Kritik Matan 

Kritik matan dilakukan dengan cara menghimpun seluruh matan hadis 

kemudian melihat seluruh redaksi dan susunan lafal tiap matan untuk mengetahui 

apakah matan hadis terhindar dari illah. Matan hadis yang menjadi objek kajian 

kemudian dikaitkan pada ayat al-Qur’an, hadis s}ah}i>h}, fakta sejarah, dan akal 

sehat untuk mengetahui apakah matan hadis terhindar dari syuzu>z. 

                                                 

13
Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 120. 
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2. Metode pengumpulan data yang diperoleh di lapangan 

a) Observasi atau Pengamatan 

Observasi merupakan mekanisme penghimpunan data dengan pengamatan 

beserta penginderaan. Metode dengan model observasi adalah cara penelitian 

yang sangat direkomendasikan bila ingin tahu tujuan dari sebuah kegiatan atau 

pelaksanaan kebudayaan yang berlangsung di suatu tempat secara turun-temurun 

seperti outputnya bagi masyarakat ataupun efek yang diberikan di lingkungan.
14

 

b) Dokumentasi 

Dokumentasi ialah cara untuk mendapatkan data terpercaya, baik data 

yang berupa catatan rutinitas, ataupun catatan penting.
15

 Dokumentasi sebagai 

bentuk metode pengumpulan data yang terkait denga tema penelitian meliputi 

data visual ataupun audio.
16

  

c) Teknik interview (wawancara atau pengajuan pertanyaan langsung) 

Wawancara (interview) adalah cara mengumpulkan data dengan tanya 

jawab secara langsung bertatapan wajah kepada seorang narasumber. Wawancara 

dilakukan sebagai bagian pendekatan kepada setiap individu yang ada di lokasi 

penelitian melalui komunikasi secara ramah agar mudah dalam mengambil dan 

menarik informasi dari masyarakat melalui sikap akrab.
17

 

                                                 

14
Mustafa Rahman, ‚Nafkah Dalam Pandangan Jamaah Tabligh (Suatu Kajian Living 

Sunnah Pada Lingkungan Kalli-Kalli Maros)‛, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat 

UIN Alauddin, 2018), h. 43. 

15
Tia Izzah Fathiya, ‚Pemaknaan Surat Al-Ahzab Ayat 56 Dalam Tradisi Barzanji (Studi 

Living Qur’an Di Desa Ngawen, Kec. Ngawen, Kab. Klaten)‛, Skripsi (Salatiga: Fak. Ushuluddin 

Adab dan Humaniora IAIN Salatiga, 2019), h. 38. 

16
Akmilatul Haq Maulida, ‚Resepsi Puasa Dalalil Al-Qur’an Dalam Pendidikan Akhlak 

(Studi Living Qur’an Di Pondok Pesantren Bustanu Usysyaqil Qur’an (BUQ) Gading, Duren, 

Tengaran, Kabupaten Semarang‛, Skripsi (Salatiga: Fak. Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN 

Salatiga, 2020), h. 19. 

17
Arif Rahman, ‚Menutup Aurat Dalam Tradisi Rimpu Pada Masyarakat Di Desa Kale’o 

Kec. Lambu Kab. Bima (Suatu Kajian Living Sunnah)‛, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan 

Filsafat UIN Alauddin, 2019), h. 55. 
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D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Penulis mengolah data menggunakan metode berikut: 

a) Metode Deduktif 

Kata deduksi merupakan kata yang secara ilmu pengetahuan umum di 

adaptasi dari bahasa latin yang biasa disebut dengan deducere (de berarti ‘dari’, 

dan kata ducere berarti ‘mengantar’). Metode deduktif adalah pemberian materi 

yang berkaitan dengan bagian utama pembelajaran, kemudian dijelaskan melalui 

penerapannya ataupun contohnya pada beberapa kondisi.
18

 Penerapannya yakni 

dengan mengambil gambaran aspek yang berkaitan dengan pembangunan masjid 

di masjid Darul Muttaqin, kemudian menyimpulkan hasilnya setelah proses 

penelitian selesai. 

b) Metode Komparatif 

Dalam kamus bahasa Indonesia kata ‚komparatif‛ berarti berkenaan atau 

berdasarkan perbandingan. Komparatif merupakan kajian yang didasarkan dari 

perbandingan. Aswarni mengemukakan bahwasanya ‚Penelitian komparatif 

menciptakan persamaan dan perbedaan.‛ Perbandingan dilakukan dalam rangka 

melihat persamaan dan perbedaan bentuk kasus atau peristiwa yang terjadi di 

lokasi penelitian dengan kasus atau peristiwa yang lainnya sehingga akan adanya 

kecenderungan persamaan atau perbedaan dengan bentuk peristiwa yang 

lainnya.
19

  

                                                 

18
Samsul Bahri, ‚Perbandingan Metode Induktif Dengan Metode Deduktif Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa Kelas XII IPS Madrasah Aliyah 

Negeri (Man) Wajo Kabipaten Wajo‛, Skripsi (Makassar: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin, 2017), h. 12. 

19
Elvira Lestari, ‚Studi Komparatif Tingkat Kesantunan Berbahasa dalam Proses 

Pembelajaran Bahasa Indonesia antara Siswa Kelas X Dengan Kelas XI Di MA Aisyiyah 

Sungguminasa‛, Skripsi (Makassar: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 10. 
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2. Teknik Analisis Data 

a. Display Data 

Display merupakan unsur dalam program analisis yang membahas 

pembuatan display data, maka masalah makna data terdiri dari berbagai macam 

konteks dapat terkuasai dan tidak tenggelam dalam tumpukan data, seperti 

bentuk tradisi yang alasan dan faktornya tetap bertahan hingga saat ini. Data 

yang telah diperoleh dari lokasi penelitian penting untuk didisplay untuk 

mengatur penjelasan data. 

b. Reduksi Data 

Data dari tempat penelitian perlu direduksi, di rangkum, dipilah-pilah 

kemudian dipilih hal-hal yang utama untuk difokuskan pada kondisi yang 

bersangkutan terkait pembangunan masjid Darul Muttaqin, agar terciptanya 

kemudahan dalam menyelesaikan skripsi serta data yang dikumpulkan memiliki 

uraian jelas dan tidak tersebar pada penjelasan yang tidak bersangkutan.  

c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah tahap pemilihan data yang berasal dari lokasi penelitian selesai, 

langkah berikutnya mengambil kesimpulan. Kesimpulan berawal dengan masih 

bersifat tergambar tidak jelas, kurang meyakinkan, tetapi seiring berkembangnya 

data sehingga kesimpulan penelitian tersebut mulai tergambar secara perlahan. 

Hasil akhir penelitian sebaiknya selalu diverifikasi pada saat proses penelitian 

berlangsung. Kesimpulan sebagai tahap akhir dalam melakukan penelitian 

dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi 

penjelasan hasil penelitian secara garis besar.
20

 

  

                                                 

20
Rahmat, ‚Tradisi Zikir Berjamaah Tarekat Qadariyah Dan Naqsyabandiyah (Suatu 

Kajian Living Sunnah Di Masyarakat Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar) ‛, h. 51. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Kualitas Hadis Pembangunan Masjid 

1. Takhri>j al-H{adi>s\ 

Penulis melakukan takhri@j al-h}adi@s sebagai langkah awal dari beberapa hal 

yang perlu dilaksanakan dalam proses metode penelitian hadis dengan tujuan 

untuk mengetahui kualitas sebuah hadis, termasuk hadis yang menjadi objek 

kajian. Berikut adalah lafal hadisnya: 

ثَ نَا اكُ  حَدَّ حَّ ثَ نَا مََْلَدٍ، بْنُ  الضَّ ثَنِ  جَعْفَرٍ، بْنُ  الْْمَِيدِ  عَبْدُ  حَدَّ  أَنَّ  لبَِيدٍ، بْنِ  مََْمُودِ  عَنْ  أَبِ، حَدَّ
ئَتِوِ، عَلَى يَدَعُوهُ  أَنْ  وَأَحَبُّوا ذَاكَ  النَّاسُ  فَكَرهَِ  الْمَدِينَةِ  مَسْجِدَ  يَ بْنَِ  أَنْ  أرَاَدَ  عُثْمَانَ، : عُثْمَانُ  فَ قَالَ  ىَي ْ

عْتُ  تًا لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  للَِّّ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ : يَ قُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  سََِ  .مِثْ لَوُ  الْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ
 (أحمد)رواه 

Artinya :  

Ad-D{ah}ha>k bin Makhlad telah menceritakan kepada kami, ‘Abdul H{ami>d 
bin Ja‘far telah menceritakan kepada kami, ayah saya telah menceritakan 
kepadaku, dari Mah}mu>d bin Labi>d, bahwa ‘Us\ma>n hendak merenovasi 
masjid madinah tetapi orang-orang tidak menyukai hal tersebut bahkan 
mereka menginginkan agar ia tetap seperti bentuknya semula, maka 
‘Us\ma>n berkata, aku mendegar Rasulullah saw. bersabda, ‚Barangsiapa 
yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan 
baginya rumah di surga.‛ (HR. Ahmad)

1
 

Takhrij dilakukan untuk melacak keberadaan hadis dan untuk mengetahui 

kejelasan dari sebuah hadis yang dikaji beserta sumber-sumbernya. Metode 

takhri>j yang diantaranya ada 5 lima macam bentuk metode takhri>j, yaitu; metode 

melalui awal lafal matan, metode melalui salah satu lafal matan, metode melalui 

periwayat sahabat, metode tema, serta metode kualitas hadis. Berdasarkan hasil 

penelusuran yang ditemukan penulis dengan menggunakan kelima metode diatas 

yakni ditemukan beberapa keterangan yaitu: 

                                                 
1
Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan (LIDWA PUSAKA), 

‚Ensiklopedia Hadis 9 Imam‛, Situs Resmi Lidwa Pusaka. http://www.lidwa.com (5 Maret 2023). 

http://www.lidwa.com/
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a. Metode Lafal Pertama Matan Hadis 

Metode ini melacak hadis dengan memakai lafal pertama dari matan hadis 

yang menjadi objek penelitian. Penulis mengidentifikasi terlebih dahulu awalan 

matan atau lafal pertama matan hadis pada hadis yang menjadi objek penelitian. 

Penulis melakukan pencarian dan mendapatkan bahwa yang menjadi awalan 

matan hadis yang diteliti yaitu redaksi مَنْ بَ نَ مَسْجِدًا (barang siapa membangun 

masjid). Penulis kemudian melanjutkan melakukan penelusuran pada kitab yang 

menjadi rujukan pada metode ini yakni kitab Jami’ al-Jawa>mi’ al-Ma’ru>f bi al-

Ja>mi’ al-Kabi>r. Penulis melakukan penelusuran dalam kitab dan menemukan 

petunjuk sebagai berikut: 

 .))ةِ نَّ الَْْ  ا فِ تً ي ْ ب َ  وُ لَ   اللُ نَ ا ب َ دً جِ سْ مَ الل  نَ ب َ  نْ مَ  ))-ٖٜٜٕٓ
عن ابن عساكر كر    ،ىريرة طس عن أب ى  ، س عن أب ى بكرط ،طس عن عائشة  ، لىعن ع ى 

  ٕ.معاذ بن جبل و أم حبيبة

Kode-kode yang termuat di atas menunjukkan bahwa hadis yang menjadi 

objek penelitian terdapat pada kitab: 

a) Hadis tersebut terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Ma>jah dengan kode (ه)  
yang diriwayatkan dari ‘Ali. 

b) Hadis tersebut terdapat dalam kitab Mu‘jam al-Ausat} T{abra>ni> dengan 

kode (طس) yang diriwayatkan dari ‘A<isyah, Abu> Bakar, dan Abu> 

Hurairah. 

c) Hadis tersebut terdapat di kitab Ta>ri>kh Dimasqy Ibnu ‘Asa>kir  dengan 

kode (كر) yang diriwayatkan dari Mu‘a>z bin Jabal dan Ummu H{abi>bah.
3
 

                                                 
2
Jalal al-Di>n al-Suyut}i>, al-Ja>mi al-Jawa>mi‘ Al-Ma’ruf bi al-Ja>mi‘ al-Kabi>r, Juz 8 (Cet. I; 

Mesir: Da>r al-Sa’a>dah Lit}aba>‘ah, 2005 M/1426 H), h. 762. 

3
Kode-kode dalam metode lafal pertama tidak menjelaskan secara rinci letak hadis, kode 

tersebut hanya menjelaskan letak hadis pada kitab sumber dengan menyebutkan nama-nama 

sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga hal tersebut mengharuskan untuk 

mencari hadis secara langsung di dalam kitab sumber sesuai dengan kode yang di temukan. 
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b. Metode Salah Satu Lafal Matan Hadis 

 Kitab yang digunakan penulis untuk mengaplikasikan metode ini yaitu 

kitab Mu’jam al-Mufahras Li Alfa>z} al-H{adi>s\ al-Nabawi> karya A.J. Wensinck. 

Penulis menggunakan dua kosa kata dalam matan hadis yang menjadi objek 

penelitian yaitu kata سجد dan زكر. Petunjuk yang didapatkan penulis berdasarkan 

hasil penelusuran dari dua kata sebagai berikut: 

 سجد(  ٔ

 مواقيت ت< ،،ٗٗ ،ٖٗ زىد ،ٕ٘ ،٤٢ مساجد م< ،،٘ٙ صلاة خ : بن، بناه مسجدا
، ٕٔٗ، ٓٚ ،١ حم <<<<<،، ٖٔٔ  صلاة ی<د< ،،ٔ مساجد جه< ،،ٔ مساجد ن< ،،**ٕٓٔ

٦ ، ٖٙٛ ،٤،  ٜٓٗ ،٣، ٗٙٔٗ 
  زكر(  ٕ

٘ٔ مساجدجه < ،،ٔ مساجد ن<:  مَن بن مَسجدا يزكرالل فيو...
 

Berdasarkan kode-kode yang didapatkan hadis yang diteliti terdapat pada: 

 .bab ke 65 صلاة S}ah}i>h} al-Bukha>ri> pada kitab (خ) (1

 pada زىد bab ke 24, 25 dan pada kitab مساجد S{ah}i>h} Muslim pada kitab (م) (2

bab 43 dan bab 44. 

 bab ke 120 (terulang dua kali مواقيت Sunan al-Tirmidzi pada kitab (ت) (3

dalam bab yang sama dengan kode (.**  

 .bab ke 1 مساجد Sunan al-Nasa’i>  pada kitab (ن) (4

 .bab ke 1 مساجد Sunan Ibnu Ma>jah  pada kitab (جو) (5

 .bab ke 113 صلاة Sunan al-Da>rimi>  pada kitab (دى) (6

 Musnad Ahmad bin Hanbal  juz 1 halaman 70 dan 241, juz 3 (حم) (7

halaman 490, juz 4 halaman 386, juz 6 halaman 461. 

                                                 

4
A.J. Wensinck terj. Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qiy, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-

H{adi>s\ al-Nabawiy, Juz 2 (Cet. II; Li>din: Maktabah Biri>l, 1936), h. 428. 

5
A.J. Wensinck terj. Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qiy, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-

H}adi>s\ al-Nabawiy, Juz 2, h. 179. 
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c. Metode Periwayat Pertama (Rawi ‘Ala) 

Metode ini menelusuri hadis dengan cara  mengetahui periwayat pertama 

terhadap hadis yang dicari. Kitab yang digunakan dalam metode ini yaitu Tuhfah 

al-Asyra>f bi Ma‘rifat al-At}ra>f >. Penulis melakukan penelusuran dengan berfokus 

pada nama ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n sebagai periwayat pertama untuk jadi acuan 

pencarian, dan setelah menelusuri didapatkan petunjuk sebagai berikut: 

 عن (ٖ: ٗ) والرقائق الزىد( ف م) .() الْنَّة ف مثلو لو الل بن مسجداً  لله بن من ((حديث  [ق]
 عن( ٕ: ٗ والرقائق الزىد) وفيو الصباح بن الملك وعبد الْنفي بكر أبِ عن إبراىيم، بن إسحاق

 جعفر، بن الْميد عبد عن ثلاثتهم - مَلد بن الضحاك عن كلاهما,  المثن بن ومحمد حرب بن زىير
 ٙ.بو الْنفي بكر أبِ عن بندار، عن( ٔ: ٕٔٔ) الصلاة ف (ت) .بو عنو,  أبيو عن

Kode yang tercantum di atas menunjukkann bahwa hadis yang dijadikan 

sebagai objek penelitian terletak pada S{ah}i>h} Muslim (م)  pada kitab والرقائق الزىد  

hadis urutan kedua dan ketiga pada bab 4. Hadis tersebut juga terdapat di Sunan 

Tirmidzi> (ت)  pada kitab الصلاة hadis urutan pertama pada bab 121. 

d. Metode Tema Hadis  

Kitab yang digunakan penulis melalui metode ini yaitu Kanzu al-

‘Ummma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-Af‘a>l. Hadis-hadis dalam kitab ini disusun 

dengan meletakan hadis-hadis tertentu pada bab yang sesuai dengan temanya. 

Penulis mendapatkan petunjuk dari kitab ini dengan melalui tema ‚keutamaan 

membangun masjid‛ yakni sebagai berikut: 

ٚ.) يزيد بنت أسَاء عن حم (. الْنة ف منو أوسع بيتا لو الل بن مسجدا لله بن من -ٕٗ٘ٚٓ
 

Kode yang tercantum menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat pada 

kitab Musnad Ah}mad (حم) yang diriwayatkan oleh Asma> Binti Yazi>d.  

                                                 

6
Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin al-Zakiy ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizziy, Tuhfat Al-Asyraf Li 

Ma‘rifat Al-At}ra>f,  Juz 7 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Isla>miy, 1403 H/1983 M), h. 266. 

7
Ala>u al-Di>n ‘Aliy al-Mutqiy bin H{isa>m al-Di>n, Kanzul Al-‘Amma>l Fi Sunan Al-Aqwa>l 

wa al-Af‘a>l, Juz 7 (Cet. V; Beiru>t: Mu>assasah al-Risa>lah, 1401 H/1981 M), h. 654. 
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e. Metode Kualitas Hadis 

Kitab yang digunakan penulis pada metode ini yakni Shah}i>h} al-Ja>mi’ al-

S}}}}}}}}}}}}} }}agi>r wa Ziya>datih. Penulis melakukan penelusuran pada hadis yang menjadi 

objek penelitian pada kitab ini dan mendapatkan keterangan sebagai berikut: 

 .«الْنة ف بيتا لو الل بن مسجدا لله بن من » - ٖٕ٘ٓ
 ٛ.علي]ى [ عن   )صحيح(

Kode-kode yang telah didapatkan dari hasil penelusuran penulis sebagai 

berikut: 

d) Kode )صحيح( menunjukkan bahwa hadis tersebut berkualitas s}ah}i>h}. 

e) Kode ( ى)  عليعن  artinya matan hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu 

Majah dari sahabat ‘Ali. 

Setelah melakukan penelusuran dari lima metode takhrij, penulis telah 

mendapatkan beberapa petunjuk sebagai bahan rujukan di kitab sumber. Hasil 

penelusuran dari lima metode di dapatkan keterangan bahwa hadis yang diteliti 

terdapat di berbagai kitab sumber diantaranya pada kitab Sahih Bukhari, Sahih 

Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, 

Musnad Ahmad bin Hanbal, Mu’jam al-Ausat Tabrani, dan Tarikh Ibnu Asakir. 

Penulis melanjutkan melakukan penelusuran langsung berdasarkan dari data yang 

telah ada kemudian memperhatikan setiap rangkaian sanad dan redaksi matan 

yang terdapat pada hadis.  

Hasil penelusuran dari lima metode kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan penelusuran pada kitab-kitab sumber untuk melihat rangkaian sanad 

dan matan pada hadis yang dijadikan sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil 

penelusuran, maka hadis tersebut terdapat pada :  

                                                 

8
Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n Al-Alba>ni, S{ah}i>h} al-Ja>mi‘ al-S{agi>r wa Ziya>dah, Juz 2 (Cet. III; 

Beiru>t: Al-Maktabah al-Isla>miy, 1408 H/1988 M), h. 1056. 
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a) S}}}}}}}ah}i>h} al-Bukha>ri>  

Berdasarkan keterangan yang di dapat dari metode salah satu lafal dengan 

kode صلاة خ ٙ٘  penulis menemukan satu riwayat hadis di kitab S{ah}i>h} al-

Bukhari yang terdapat dalam كتاب الصلاة pada باب من بن مسجدا sebagai berikut: 

ثَ نَا ثَنِ  سُلَيْمَانَ، بْنُ  يَُْيَ  حَدَّ راً أَنَّ  عَمْرٌو، أَخْبَ رَنِ  وَىْبٍ، ابْنُ  حَدَّ ثوَُ، بكَُي ْ  بْنِ  عُمَرَ  بْنَ  عَاصِمَ  أَنَّ  حَدَّ
ثوَُ، قَ تَادَةَ  عَ  أنََّوُ  حَدَّ عَ  أنََّوُ  الخوَْلََنَِّ، اللَِّّ  عُبَ يْدَ  سََِ انَ، بْنَ  عُثْمَانَ  سََِ  حِيَ  فِيوِ  النَّاسِ  قَ وْلِ  عِنْدَ  يَ قُولُ  عَفَّ

عْتُ  وَإِنِّ  أَكْثَ رْتُُْ، إِنَّكُمْ : وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى الرَّسُولِ  مَسْجِدَ  بَ نَ   وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى بَِّ النَّ  سََِ
رٌ  قاَلَ  – مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ  :يَ قُولُ  تَغِي: قاَلَ  أنََّوُ  حَسِبْتُ : بكَُي ْ  فِ  مِثْ لَوُ  لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  ، اللَِّّ  وَجْوَ  بوِِ  يَ ب ْ

 ٜ.الْنََّةِ 
b) S}ah}i>h} Muslim 

Berdasarkan keterangan yang di dapatkan dari metode salah satu lafal 

dengan kode  penulis melakukan penelusuran dan menemukan  ٕ٘، ٕٗم مساجد 

dua riwayat hadis di S}ah}i>h} Muslim dalam مساجدال  كتاب  pada pembahasan 

mengenai باب فضل بناء ال مساجد والْثّ عليها. Keterangan dari metode salah satu 

lafal dengan kode  ٖٗزىد، ٗٗ  dan keterangan yang di dapat dari metode rawi 

‘ala dengan kode والرقائق الزىد وفيو ٖ: ٗ والرقائق الزىدف  م ٗ :ٕ  bermakna bahwa dua 

hadis tersebut terulang dan terdapat dalam و الرقائق زىدال كتاب  sebagai berikut:  

ثَنِ  ، سَعِيدٍ  بْنُ  ىَارُونُ  حَدَّ ثَ نَا: قاَلََ  عِيسَى، بْنُ  وَأَحْمَدُ  الْْيَلِْيُّ راً أنََّ  عَمْرٌو، أَخْبَ رَنِ  وَىْبٍ، ابْنُ  حَدَّ  بكَُي ْ
ثوَُ، ثوَُ، قَ تَادَةَ  بْنَ  عُمَرَ  بْنَ  عَاصِمَ  أَنَّ  حَدَّ عَ  أنََّوُ  حَدَّ عَ  أنََّوُ  يذَْكُرُ  الْخوَْلََنَِّ، اللِ  عُبَ يْدَ  سََِ  بْنَ  عُثْمَانَ  سََِ
انَ،  وَإِنِّ  أَكْثَ رْتُُْ، قَدْ  إِنَّكُمْ : وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى الرَّسُولِ  مَسْجِدَ  بَ نَ  حِيَ  فِيوِ  النَّاسِ  قَ وْلِ  عِنْدَ  عَفَّ
عْتُ  رٌ  قاَلَ  - تَ عَالَ  للَِّّ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ  :يَ قُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى اللِ  رَسُولَ  سََِ  أنََّوُ  حَسِبْتُ : بكَُي ْ

تَغِي: قاَلَ  تًا لَوُ  اللُ  بَ نَ  - اللِ  وَجْوَ  بوِِ  يَ ب ْ  ٓٔ.الْْنََّةِ  فِ  مِثْ لَوُ  :روَِايتَِوِ  فِ  عِيسَى ابْنُ  وَقاَلَ  .الْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ
                                                 

9
Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri al-Ja‘fiy, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-

S{ah}i>h} al-Muktas}ar min Umu>r Rasu>lullah S{alla>llah wa Sunanih wa Ayya>mih: S}ah}i>h} al-Bukariy, 

Juz 1 (Cet. I; Mesir: al-Matba’ah al-Salafiyyah wa al-Maktabatiha, 1400 H), h. 162. 

10
Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Nai>sa>bu>ri>, Al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Muktas}ar bi Naql al-‘Adl ila> Rasulu>lla>h S{allalla>h ‘Alaihi wa Sallam, Juz 1 (Beirut: Da>r Ih}ya> al-

Tura>s\ al-‘Arabi, t.th), h. 241. 
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ثَ نَا رُ  حَدَّ دُ  حَرْبٍ، بْنُ  زُىَي ْ ثَ نَا: قاَلََ  - الْمُثَ نَّ  لَِبْنِ  وَاللَّفْظُ  - الْمُثَ نَّ  بْنُ  وَمََُمَّ اكُ  حَدَّ  مََْلَدٍ، بْنُ  الضَّحَّ
ثَنِ  جَعْفَرٍ، بْنُ  الْْمَِيدِ  عَبْدُ  أَخْبَ رَنَ  انَ، بْنَ  عُثْمَانَ  أَنَّ  لبَِيدٍ، بْنِ  مََْمُودِ  عَنْ  أَبِ، حَدَّ  بنَِاءَ  أرَاَدَ  عَفَّ

ئَتِوِ، عَلَى يدََعَوُ  أنَْ  فأََحَبُّوا ذَلِكَ، النَّاسُ  فَكَرهَِ  الْمَسْجِدِ، عْتُ : فَ قَالَ  ىَي ْ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى اللِ  رَسُولَ  سََِ
 .مِثْ لَوُ  الْْنََّةِ  فِ  لَوُ  اللُ  بَ نَ  للَِّّ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ  :يَ قُولُ  وَسَلَّمَ 

c) Sunan al-Tirmidzi> 

Berdasarkan keterangan yang di dapatkan dari metode salah satu lafal 

dengan kode مواقيت ت ٕٔٓ**  dan keterangan dari metode rawi ‘ala dengan kode 

ٔ: ٕٔٔ الصلاة ف ت  penulis menelusuri dan mendapatkan dua riwayat hadis yang 

berada dalam )كتاب الصلاة )مواقيت yakni pada باب فضل بنيان المسجد sebagai 

berikut: 

ثَ نَا ثَ نَا: قاَلَ  بُ نْدَارٌ، حَدَّ ، بَكْرٍ  أبَوُ حَدَّ ثَ نَا: قاَلَ  الْنََفِيُّ  عَنْ  أبَيِوِ، عَنْ  جَعْفَرٍ، بْنُ  الْمَِيدِ  عَبْدُ  حَدَّ
انَ، بْنِ  عُثْمَانَ  عَنْ  لبَِيدٍ، بْنِ  مََْمُودِ  عْتُ : قاَلَ  عَفَّ  للَِّّ  بَ نَ  مَنْ : يَ قُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبَِّ  سََِ

، وَعُمَرَ، بَكْرٍ، أَبِ  عَنْ  البَابِ  وَفِ  .الْنََّةِ  فِ  مِثْ لَوُ  لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  مَسْجِدًا  عَمْروٍ، بْنِ  اللِ  وَعَبْدِ  وَعَلِيٍّ
، وَأَبِ  حَبِيبَةَ، وَأمُِّ  وَعَائِشَةَ، عَبَّاسٍ، وَابْنِ  وَأنََسٍ،  ىُرَيْ رةََ، وَأَبِ  الَْسْقَعِ، بْنِ  وَوَاثلَِةَ  عَبَسَةَ، بْنِ  وَعَمْروِ ذَرٍّ

 قَدْ  لبَِيدٍ  بْنُ  وَمََْمُودُ  .صَحِيحٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  عُثْمَانَ  حَدِيثُ قاَلَ أبَوُ عِيسَى:  .اللَِّّ  عَبْدِ  بْنِ  وَجَابِرِ 
 غُلَامَانِ  وَهُماَ وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبَِّ  رَأَى قَدْ  الرَّبيِعِ، بْنُ  وَمََْمُودُ  .وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبَِّ  أدَْرَكَ 

  .مَدَنيَِّانِ  صَغِيراَنِ 

 لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  كَبِيراً أَوْ  كَانَ  صَغِيراً مَسْجِدًا للَِّّ  بَ نَ  مَنْ : قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِِّ  عَنِ  رُوِيَ  وَقَدْ 
تًا ثَ نَا الْنََّةِ، فِ  بَ ي ْ بَةُ، بِذَلِكَ  حَدَّ ثَ نَا: قاَلَ  قُ تَ ي ْ  زيََِدٍ  عَنْ  قَ يْسٍ، مَوْلَ  الرَّحْمَنِ  عَبْدِ  عَنْ  قَ يْسٍ، بْنُ  نوُحُ  حَدَّ

،  ٔٔ.بِِذََا وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِِّ  عَنِ  أنََسٍ، عَنْ  النُّمَيْرِيِّ

Perbedaan keterangan hadis dari metode salah satu lafal dengan metode 

rawi ‘ala yaitu pada keterangan yang di dapatkan melalui metode rawi ‘ala tidak 

mencantumkan kode khusus bahwa hadis tersebut terdapat dua riwayat. 

                                                 

11
Abu> ‘I<sa Muh}ammad bin ‘I<sa bin Saurah bin Mu>sa al-D{ah}h}a>k al-Tirmiziy, Al-Ja>mi al-

Kabi>r Sunan al-Tirmiziy , Juz 2 (Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>miy, 1998 M), h. 134. 
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d) Sunan al-Nasa>’i> 

Berdasarkan keterangan yang di dapatkan dari metode salah satu lafal 

dengan kode مساجد ن ٔ  penulis menemukan satu riwayat hadis dalam Sunan al-

Nasa>’i yang terdapat di ساجدالم كتاب  pada pembahasan باب الفضل ف بناء المسجد 

yakni sebagai berikut: 

ثَ نَا: قاَلَ  عُثْمَانَ  بْنُ  عَمْرُو  يأَخْبَ رَنِ   عَنْ  مُرَّةَ، بْنِ  كَثِيرِ  عَنْ  مَعْدَانَ، بْنِ  خَالِدِ  عَنْ  بََِيٍر، عَنْ  بقَِيَّةُ، حَدَّ
 عَزَّ  اللَُّّ  بَ نَ  فِيوِ  اللَُّّ  يذُْكَرُ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ  :قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  أَنَّ  عَبَسَةَ، بْنِ  عَمْروِ

تًا لَوُ  وَجَلَّ   ٕٔ.الْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ
e) Sunan Ibnu Ma>jah 

Berdasarkan keterangan yang di dapatkan dari metode salah satu lafal 

dengan kode مساجد جو ٔ  ada empat riwayat hadis di kitab Sunan Ibnu Ma>jah 

dalam والْماعة مساجدال  كتاب  pada منباب  بن لله مسجدا  yakni sebagai berikut: 

ثَ نَا بَةَ، أَبِ  بْنُ  بَكْرِ  أبَوُ حَدَّ ثَ نَا: قاَلَ  شَي ْ دٍ، بْنُ  يوُنُسُ  حَدَّ ثَ نَا: قاَلَ  مََُمَّ ثَ نَا ح سَعْدٍ، بْنُ  ليَْثُ  حَدَّ  وَحَدَّ
بَةَ، أَبِ  بْنُ  بَكْرِ  أبَوُ ثَ نَا: قاَلَ  شَي ْ ، اللَِّّ  عَبْدِ  بْنُ  دَاوُدُ  حَدَّ دٍ، بْنِ  الْعَزيِزِ  عَبْدِ  عَنْ  الْْعَْفَريُِّ يعًا مََُمَّ  عَنْ  جََِ

 سُراَقَةَ  بْنِ  اللَِّّ  عَبْدِ  بْنِ  عُثْمَانَ  عَنْ  الْوَليِدِ، أَبِ  بْنِ  الْوَليِدِ  عَنِ  الْْاَدِ، بْنِ  أسَُامَةَ  بْنِ  اللَِّّ  عَبْدِ  بْنِ  يزَيِدَ 
، عْتُ : قاَلَ  الخَْطَّابِ، بْنِ  عُمَرَ  عَنْ  الْعَدَوِيِّ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ  :يَ قُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  سََِ

ُ، اسْمُ  فِيوِ  يذُْكَرُ  تًا لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  اللَّّ  .الْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ
Maksud keterangan hadis pada metode salah satu lafal dengan memakai 

kode مساجد جو ٔ  artinya semua (empat riwayat) hadis yang terdapat dalam bab 

satu adalah hadis soal membangun masjid. Hadis yang lainnya seperti berikut: 

ثَ نَا دُ  حَدَّ ارٍ  بْنُ  مََُمَّ ثَ نَا: قاَلَ  بَشَّ ثَ نَا: قاَلَ  الْْنََفِيُّ  بَكْرٍ  أبَوُ حَدَّ  أبَيِوِ، عَنْ  جَعْفَرٍ، بْنُ  الْْمَِيدِ  عَبْدُ  حَدَّ
انَ، بْنِ  عُثْمَانَ  عَنْ  لبَِيدٍ، بْنِ  مََْمُودِ  عَنْ  عْتُ : قاَلَ  عَفَّ  مَنْ  :يَ قُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  سََِ
 .الْْنََّةِ  فِ  مِثْ لَوُ  لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  مَسْجِدًا، للَِّّ  بَ نَ 

                                                 

12
Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Aliy al-Kura>sa>niy Al-Nasai, Al-Mujtabi> 

min al-Sunan, al-Sunan al-Sugra li al-Nasa>i, Juz 1 (Cet. II; Beiru>t: Maktab al-Mat}bu‘a>h al-

Isla>miyyah, 1406 H/1986 M), h. 383. 
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ثَ نَا ثَ نَا: قاَلَ  الَْْعْلَى عَبْدِ  بْنُ  يوُنُسُ  حَدَّ  اللَِّّ  عَبْدِ  عَنْ  نَشِيطٍ، بْنِ  إِبْ راَىِيمَ  عَنْ  وَىْبٍ، بْنُ  اللَِّّ  عَبْدُ  حَدَّ
، حُسَيٍْ  أَبِ  بْنِ  الرَّحْمَنِ  عَبْدِ  بْنِ  وْفلَِيِّ  اللَِّّ  رَسُولَ  أَنَّ  اللَِّّ  عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  عَنْ  رَبَاحٍ، أَبِ  بْنِ  عَطاَءِ  عَنْ  الن َّ

تًا لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  أَصْغَرَ، أَوْ  قَطاَةٍ، كَمَفْحَصِ  للَِّّ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ : قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى  ٖٔالْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ

Keterangan hadis yang didapatkan melalui metode lafal pertama dan 

metode kualitas hadis dengan kode  عليى  عن  juga mengarah pada salah satu 

riwayat yang terdapat dalam bab yang sama, yaitu sebagai berikut: 

ثَ نَا مَشْقِيُّ  عُثْمَانَ  بْنُ  الْعَبَّاسُ  حَدَّ ثَ نَا: قاَلَ  الدِّ ثَنِ : قاَلَ  لَْيِعَةَ، ابْنِ  عَنِ  مُسْلِمٍ، بْنُ  الْوَليِدُ  حَدَّ  أبَوُ حَدَّ
 بَ نَ  مَنْ  :وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  طاَلِبٍ، أَبِ  بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  عُرْوَةَ، عَنْ  الَْْسْوَدِ،
، مَالوِِ  مِنْ  مَسْجِدًا تًا لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  للَِِّّ  .الْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ

f) Sunan al-Da>rimi>  

Berdasarkan keterangan yang di dapatkan dari metode salah satu lafal 

dengan kode  ٖٔٔدی صلاة  penulis melakukan pencarian dan menemukan satu 

riwayat hadis dalam  كتاب الصلاة pada bagian  بن لله مسجدا منباب  sebagai 

berikut: 

ثَ نَا ثَنِ  جَعْفَرٍ، بْنِ  الْْمَِيدِ  عَبْدِ  عَنْ  عَاصِمٍ، أبَوُ حَدَّ ا عُثْمَانَ، أَنَّ  لبَِيدٍ، بْنِ  مََْمُودِ  عَنْ  أَبِ، حَدَّ  أرَاَدَ  لَمَّ
عْتُ : عُثْمَانُ  فَ قَالَ  ذَلِكَ  النَّاسُ  كَرهَِ  الْمَسْجِدَ  يَ بْنَِ  أَنْ   مَنْ  :يَ قُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  سََِ

 ٗٔ.مِثْ لَوُ  الْْنََّةِ  فِ  لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  مَسْجِدًا، للَِّّ  بَ نَ 

g) Musnad Ah}mad bin H{anbal 

Berdasarkan keterangan yang di dapat dari metode salah satu lafal dengan 

kode حم ٔ، ٚٓ  penulis melakukan penelusuran dan menemukan satu riwayat 

hadis. Hasil penelusuran yang ditemukan penulis yaitu sebagai berikut: 

                                                 

13
Ibnu Ma>jah Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazwi>ni, Sunan Ibnu Majah 

(Kairo: Da>r Ihya> al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 141. 

14
Abu> Muh}ammad ‘Abdulla>h bin ‘Abdurrah}ma>n bin al-Fa>d}il al-Da>rimi>, Sunan al-Da>rimi> 

(Riyadh: Da>r al-Mugni> li al-Nasyr wa al-Tauzi>, 2000 M), h. 886. 
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ثَ نَا اكُ  حَدَّ حَّ ثَ نَا مََْلَدٍ، بْنُ  الضَّ ثَنِ  جَعْفَرٍ، بْنُ  الْْمَِيدِ  عَبْدُ  حَدَّ  أَنَّ  لبَِيدٍ، بْنِ  مََْمُودِ  عَنْ  أَبِ، حَدَّ
ئَتِوِ، عَلَى يَدَعُوهُ  أَنْ  وَأَحَبُّوا ذَاكَ  النَّاسُ  فَكَرهَِ  الْمَدِينَةِ  مَسْجِدَ  يَ بْنَِ  أَنْ  أرَاَدَ  عُثْمَانَ، : عُثْمَانُ  فَ قَالَ  ىَي ْ

عْتُ  تًا لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  للَِّّ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ  :يَ قُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  سََِ  ٘ٔ.مِثْ لَوُ  الْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ

Penulis melanjutkan penelusuran dalam kitab Musnad Ah}mad melalui 

keterangan yang di dapat dari metode salah satu lafal dengan kode حم ٔ، ٕٗٔ  
dan setelah melakukan pencarian penulis menemukan satu riwayat hadis sebagai 

berikut: 

، عَنِ ابْنِ  ارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ ثَ نَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَمَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّ ثَ نَا مََُمَّ عَبَّاسٍ، حَدَّ
ُ لَوُ مَنْ بَ نَ للَِِّّ مَسْجِدًا  سَلَّمَ، أنََّوُ قاَلَ:عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللُ عَلَيْوِ وَ  وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطاَةٍ لبَِ يْضِهَا، بَ نَ اللَّّ

تًا فِ الْْنََّةِ   ٙٔ.بَ ي ْ
 

Penelusuran hadis dilanjutkan berdasarkan keterangan yang di dapatkan 

dari metode salah satu lafal dengan kode ٖ، ٜٗٓ  Penulis kemudian .حم 

melakukan pencarian dengan menggunakan kode tersebut dan menemukan satu 

riwayat hadis sebagai berikut: 

ثَ نَا ثَمُ  حَدَّ  حَيَّانَ، بْنِ  بِشْرِ  عَنْ  الْخُشَنُِّ، يَُْيَ  بْنُ  الَْْسَنُ  الْمَلِكِ  عَبْدِ  أبَوُ أَخْبَ رَنَ : قاَلَ  خَارجَِةَ، بْنُ  ىَي ْ
نَا فَ وَقَفَ : قاَلَ  مَسْجِدَنَ، نَ بْنِ  وَنََْنُ  الَْْسْقَعِ  بْنُ  وَاثلَِةُ  جَاءَ : قاَلَ  عْتُ : قاَلَ  ثَُّ  فَسَلَّمَ، عَلَي ْ  اللَِّّ  رَسُولَ  سََِ

  .مِنْوُ  أفَْضَلَ  الْْنََّةِ  فِ  لَوُ  لَّ وَجَ  عَزَّ  اللَُّّ  بَ نَ  فِيوِ، يُصَلَّى مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ  :يَ قُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى
عْتُوُ  وَقَدْ : الرَّحْمَنِ  عَبْدِ  أبَوُ قاَلَ  ثَمِ  مِنْ  سََِ ٚٔخَارجَِةَ  بْنِ  ىَي ْ

 

 

Penulis kembali melakukan penelusuran melalui keterangan yang di dapat 

dari metode salah satu lafal dengan menggunakan kode ٗ، ٖٛٙ  Penulis .حم 

                                                 

15
Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad al-Ima>m Ah{mad bin 

H{anbal, Juz 1, h. 380. 

16
Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad al-Ima>m Ah{mad bin 

H{anbal, Juz 2, h. 547. 

17
Abu> ‘Abdlla>h Ah{mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad al-Ima>m Ah{mad bin 

H{anbal, Juz 12, h. 212. 
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melakukan pencarian dengan kode tersebut dan menemukan riwayat hadis 

sebagai berikut: 

ثَ نَا بََِ يُر بْ نُ سَ عْدٍ، عَ نْ خَالِ دِ بْ نِ مَعْ دَانَ، عَ نْ كَ  ثَ نَا بقَِيَّةُ، حَدَّ وَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّ ثَ نَا حَي ْ  ثِ يِر بْ نِ مُ رَّةَ،حَدَّ
ثَ هُمْ، أنََّ رَسُ   ولَ اِلل صَ   لَّى  مَ   نْ ب َ   نَ للَِِّّ مَسْ   جِدًا  اللُ عَلَيْ   وِ وَسَ   لَّمَ قَ   الَ:عَ   نْ عَمْ   روِ بْ   نِ عَبَسَ   ةَ، أنََّ   وُ حَ   دَّ

تً ا فِ الْْنََّ ةِ، وَمَ نْ أعَْتَ قَ نَ فْسً ا مُسْ لِمَةً كَانَ  تْ فِدْيَ تَ وُ مِ نْ جَهَ نَّمَ، ليُِذْكَرَ اللُ عَ زَّ وَجَ لَّ فِي وِ، ب َ نَ اللُ لَ وُ بَ ي ْ
بَةً فِ سَبِيلِ اِلل عَزَّ وَجَلَّ، كَانَتْ   ٛٔ.لَوُ نوُراً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَابَ شَي ْ

Berdasarkan keterangan yang di dapat dari metode salah satu lafal dengan 

kode ٙ، ٗٙٔ  dan keterangan dari metode tema hadis dengan menggunakan حم  

kode يزيد بنت أسَاء عن حم  penulis menemukan riwayat hadis sebagai berikut: 

ثَنِ يَُْيَ بْنُ أَبِ كَثِيٍر، عَنْ مََْمُو  ثَ نَا أبََانُ يَ عْنِ الْعَطَّارَ، حَدَّ ثَ نَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْروٍ، حَدَّ دِ بْنِ عَمْروٍ، حَدَّ
مَنْ بَ نَ للَِِّّ مَسْجِدًا، فإَِنَّ اللََّّ يَ بْنِ لَوُ  اُلل عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ:بنِْتِ يزَيِدَ، أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى  عَنْ أَسَْاَءَ 

تًا أوَْسَعَ مِنْوُ فِ الْْنََّةِ   ٜٔ.بَ ي ْ
h) Mu‘jam al-Ausat} T{abra>ni> 

Berdasarkan keterangan yang di dapat dari metode lafal pertama dengan 

kode طس عن عائشة penulis melakukan penelusuran pada kitab Mu‘jam al-Ausat} 

T{abra>ni  dan mendapatkan dua riwayat hadis sebagai berikut: 

، ثَ نَا قَ يْسُ بْنُ  ، ثَ نَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ دُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَعْيََ ثَ نَا مََُمَّ الرَّبيِعِ، عَنْ كَثِيِر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّ
مَنْ بَ نَ للَِِّّ مَسْجِدًا بَ نَ اللَُّّ لَوُ  عَنْ عَطاَءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اُلل عَلَيْوِ وَسَلَّمَ:

تًا فِ الْْنََّةِ   ٕٓ.بَ ي ْ

 

                                                 

18
Abu> ‘Abdlla>h Ah{mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad al-Ima>m Ah{mad bin 

H{anbal, Juz 14, h. 478. 

19
Abu> ‘Abdlla>h Ah{mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad al-Ima>m Ah{mad bin 

H{anbal, Juz 18, h. 202. 

20
Abu al-Qa>sim Sulaima>n bin Ah}mad bin Ayyu>b bin Muti>r al-Lakhmi> as-Sya>m al-

T{abra>ni, al-Mu‘jam al-Ausat}, Juz 6 (Cet. I; Kairo: Da>r al-H{aramain, 1415 H/1995 M), h. 347. 
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دُ بْنُ عِيسَى بْنِ سََُيْعٍ، عَنِ الْ  ارٍ، ثَ نَا مََُمَّ دُ بْنُ نَصْرٍ الْقَطَّانُ، ثَ نَا ىِشَامُ بْنُ عَمَّ ثَ نَا مََُمَّ مُثَ نَّ بْنِ حَدَّ
ا، لََ يرُيِدُ بِوِ مَنْ بَ نَ مَسْجِدً  اُلل عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ:الصَّبَّاحِ، عَنْ عَطاَءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى 

تًا فِ الْْنََّةِ  ُ لَوُ بَ ي ْ ٕٔ.ريََِءً، وَلََ سَُْعَةً، بَ نَ اللَّّ
 

 

Penulis melanjutkan penelusuran dalam kitab Mu‘jam al-Ausat} T{abra>ni 

melalui keterangan dari metode lafal pertama dengan kode طس عن أب ى بكر. 
Penulis melakukan pencarian dan menemukan satu riwayat hadis sebagai berikut: 

دُ بْنُ نوُحِ بْنِ حَرْبٍ، ثَ نَا وَىْبُ بْنُ حَفْصٍ الْْرََّانُِّ، ثَ نَا حَبِيبُ بْنُ فَ رُّوخٍ، ثَ نَا ابْنُ  ثَ نَا مََُمَّ  طلَْحَةَ بْنِ حَدَّ
دِّيقِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: مُصَرِّفٍ، عَنْ أبَيِوِ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّ  بِ، عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِّ

تًا فِ الْْنََّةِ  ُ لَوُ بَ ي ْ ٕٕ.مَنْ بَ نَ مَسْجِدًا بَ نَ اللَّّ
 

 

Penelusuran hadis dilanjutkan berdasarkan keterangan yang di dapatkan 

dari metode lafal pertama dengan kode طس عن أب ى ىريرة. Penulis kemudian 

melakukan pencarian dengan menggunakan kode tersebut dan menemukan satu 

riwayat hadis sebagai berikut: 

دِ بْنِ شَبِيبٍ الْقُرَ  ثَ نَا عُبَ يْدُ اللَِّّ بْنُ مََُمَّ دُ بْنُ حَدَّ سَلْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ الْكُوفُِّ قاَلَ: نَ  شِيُّ قاَلَ: نَ مََُمَّ
يوِ، عَنِ النَّبِِّ أَبِ، عَنِ الْمُثَ نَّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ أَبِ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِ ىُرَيْ رةََ، عَنْ أبَِ 

تًا فِ الْْنََّةِ  مَنْ بَ نَ للَِّّ  اللُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ:صَلَّى  ُ لَوُ بَ ي ْ ٖٕ.مَسْجِدًا بَ نَ اللَّّ
 

 

Setelah seluruh hadis yang menjadi objek kajian telah ditemukan dalam 

kitab Mu‘jam al-Ausat} berdasarkan kode yang di dapatkan pada metode lafal 

pertama matan hadis, penulis melanjutkan penelusuran hadis pada kitab Ta>ri>kh 

Dimasqy Ibnu ‘Asa>kir. 

                                                 

21
Abu al-Qa>sim Sulaima>n bin Ah}mad bin Ayyu>b bin Muti>r al-Lakhmi> as-Sya>m al-

T{abra>ni, al-Mu‘jam al-Ausat}, Juz 7, h. 111. 

22
Abu al-Qa>sim Sulaima>n bin Ah}mad bin Ayyu>b bin Muti>r al-Lakhmi> as-Sya>m al-

T{abra>ni, al-Mu‘jam al-Ausat}, Juz 7, h. 146. 

23
Abu al-Qa>sim Sulaima>n bin Ah}mad bin Ayyu>b bin Muti>r al-Lakhmi> as-Sya>m al-

T{abra>ni, al-Mu‘jam al-Ausat}, Juz 5, h. 49. 
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i) Ta>ri>kh Dimasqy Ibnu ‘Asa>kir 

Penulis melakukan penelusuran pada kitab Ta>ri>kh Ibnu ‘Asa>kir  dengan 

menggunakan keterangan yang ditemukan melalui metode lafal pertama dengan 

kode كر ابن عساكر عن معاذ بن جبل و أم حبيبة. Penulis melakukan pencarian sesuai 

dengan petunjuk yang di dapatkan sehingga penulis menemukan dua riwayat 

hadis sebagai berikut: 

أخبرن أبو  ،أخبرن أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى ،سعد الخير بن محمدأخبرن أبو الْسن 
حدثنا  ،أخبرن أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراىيم العسال ،بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الذكوان

حدثنا عمرو بن صبيح أبو عثمان ف  ،حدثنا محمد بن مسلم بن وارة ،أحمد بن محمد بن مصقلة
عن معاذ  ،عن الوليد بن العباس ،عن مكحول ،عن برد ،عن عاصم بن سليمان ،د أبِ عاصممسج

تًا فِ الْْنََّةِ مَنْ بَ نَ   قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: :بن جبل قال ُ لَوُ بَ ي ْ  ٕٗ.مَسْجِدًا بَ نَ اللَّّ
 

أن محمد بن محمد بن  ،أن أبو أحمد الْاكم ،أن أبو سعد الْديب ،أخبرن أبو محمد ىبة الل بن سهل
عن عنبسة  ،عن شهربن حوشب ،ن صدقة بن يزيد ،ن محمد بن شعيب ،ن ىشام بن عمار ،سليمان

مَسْجِدًا بَ نَ مَنْ بَ نَ للَِِّّ  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اُلل عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: :عن أم حبيبة قالت ،بن أبِ سفيان
تًا فِ الْْنََّةِ  ُ لَوُ بَ ي ْ  ٕ٘.اللَّّ

Setelah seluruh riwayat hadis telah ditemukan dengan menggunakan 

kode-kode yang di dapatkan dari lima metode takhrij, langkah selanjutnya adalah 

melakukan i’tibar. Kegitan I’tibar dilakukan untuk melihat seluruh kumpulan 

sanad hadis yang terhimpun dalam tiap kitab sumber dengan memperhatikan 

setiap periwayat yang ada pada sanad hadis. Pembuatan skema pada kegiatan 

i’tibar akan mempermudah untuk melihat periwayat hadis secara garis besar 

sehingga pembuatan skema perlu untuk dilakukan. 

                                                 
24

Abu al-Qa>sim ‘Ali> bin al-H{asan bin Hibbatullah al-Ma‘ru>f bi Ibnu ‘Asa>kir, Ta>ri>kh 

Dimasqy, Juz 63 (Cet. I; Amman: Da>r al-Fikr, 1415 H/1995 M), h. 152. 

25
Abu al-Qa>sim ‘Ali> bin al-H{asan bin Hibbatullah al-Ma‘ru>f bi Ibnu ‘Asa>kir, Ta>ri>kh 

Dimasqy, Juz 47, h. 18. 
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2. I’tiba>r Sanad 

Berdasarkan hasil penelusuran pada kitab sumber dan pengumpulan hadis 

terdapat sebanyak 22 jalur periwayatan dari 9 kitab hadis, sebagai berikut: 

a. 1 sanad pada kitab Sahih} al-Bukha>ri 

b. 2 sanad pada kitab S{ahih} Muslim 

c. 2 sanad pada kitab Sunan al-Tirmidzi> 

d. 1 sanad pada kitab Sunan al-Nasa>’i 

e. 4 sanad pada kitab Sunan Ibnu Ma>jah 

f. 1 sanad pada kitab Sunan al-Darimi> 

g. 5 sanad pada kitab Musnad Ah}mad 

h. 4 sanad pada kitab Mu’jam al-Ausat Tabrani 

i. 2 sanad pada kitab Tarikh Dimasqy Ibnu Asakir. 

Dari 22 jalur tersebut, penulis menemukan adanya syahid dan muta>bi’. 

Penulis menemukan adanya perawi berstatus sya>hid26 sebanyak 13 orang yaitu 

Ja>bir bin ‘Abdullah, ‘Abdullah bin ‘Abba>s, Anas bin Malik, ‘Amr bin ‘Abasah, 

‘Umar bin Khatta>b, Wa>s\ilah bin al-Asqa, ‘Ali bin Abu T {a>lib, dan Asma> binti 

Yazi>d, ‘A<isyah, Abu Hurairah, Abu Bakar as-S{iddi>q, Mu‘a>z bin Jabal, dan Ummu 

H{abi>bah. Penulis juga menemukan adanya perawi berstatus muta>bi’27 sebanyak 

12 orang yaitu ‘At}a> bin Abi Ra>bah, Sa‘i>d bin Jubair, Ziya>d bin ‘Abdullah an-

Numair, ‘Ubaidillah bin al-Khaula>ni, Kas\i>r bin Murrah, ‘Us\ma>n bin ‘Abdullah 

bin Sura>qah, Bisyr bin H{ayya>n, ‘Urwah bin az-Zubair, dan Mah}mu>d bin ‘Amr bin 

Yazi>d, Murra at-T{ayyib, al-Wa>lid bin al-‘Abba>s, dan ‘Anbasa bin Abu Sufya>n. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui skema hadis di bawah ini:  

                                                 

26
Pengertian sya>hid yaitu seorang periwayat yang memiliki kedududkan sebagai bagian 

dari golongan sahabat Nabi. Lihat Syuhudi Ismail, ‚Metodologi Penelitian Hadis Nabi‛, h. 50. 

27
Pengertian muta>bi’ atau kadang disebut tabi’ adalah seorang periwayat hadis yang 

bukan bagian dari golongan sahabat Nabi, seperti generasi tabi’in yang belajar dari sahabat Nabi. 
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Acuan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam menentukan 

kesahihan hadis adalah hadis yang menjadi objek penelitian bukanlah hadis yang 

memiliki kuantitas mutawatir. Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa kebanyakan 

ulama berpendapat bahwa keyakinan yang diperoleh dari hadis yang jumlah 

periwayatannya mencapai mutawatir sama dengan al-Qur’an yang periwayatan 

ayatnya berlangsung secara mutawatir.
28

 

Berdasarkan proses i’tibar yang dilakukan penulis dengan menghimpun 

seluruh sanad hadis serta menentukan para periwayat yang berstatus sya>hid dan 

muta>bi’, penulis berpendapat hadis yang menjadi objek kajian dilihat dari jumlah 

periwayatannya termasuk dalam kategori hadis mutawatir.  

Hadis mutawatir secara bahasa bermakna beriringan. Definisi hadis 

mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dengan melalui 

pancaindera yang secara adat mustahil dengan jumlah periwayat yang banyak itu 

adanya kesepakatan di antara para periwayat tersebut untuk berdusta. Syuhudi 

Ismail berpandangan bahwa hadis dinyatakan mutawatir apabila rawi pertama 

berjumlah 10 orang dan pada periwayat tingkat berikutnya juga berjumlah 10 

atau lebih.
29

  

Melalui proses i’tibar yang telah dilakukan, dapat diketahui hadis yang 

menjadi objek kajian di riwayatkan oleh 14 orang sahabat Nabi. Oleh karenanya 

penulis menilai bahwa hadis tentang pembangunan masjid yang menjadi objek 

kajian termasuk sebagai hadis mutawatir yang dari segi jumlah periwayatnya 

yang banyak tidak diragukan lagi sehingga penelitian terhadap rangkaian sanad 

atau penelitian terhadap kandungan matan tidak perlu dilakukan sebagaimana 

pandangan beberapa ulama terkait keutamaan hadis mutawatir. 

                                                 

28
Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 60. 

29
Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis (Cet. X; Bandung: Angkasa, 1991), h. 136. 
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3.  Kritik Sanad (Naqd al-Sanad) 

Menurut para ahli hadis bahwa kritik hadis adalah proses menyeleksi 

hadis-hadis yang berstatus s}ah}i>h} dan yang d}ha‘i>f dengan mengkaji tiap rawinya 

apakah dapat dipercaya dengan ingatannya yang kuat atau tidak.
30

 Kritik sanad 

hadis adalah kegiatan yang urgent dilaksanakan karena menjadi bagian penting 

untuk mengetahui kualitas dari sebuah hadis.
31

  

Mengingat bahwa hadis yang menjadi objek kajian dari segi jumlah 

periwayatnya berstatus Mutawatir, maka kritik sanad terhadap hadis yang di kaji 

seharusnya tidak perlu lagi untuk dilakukan mengingat bahwa keyakinan yang di 

peroleh dari hadis mutawatir adalah keyakinan yang kuat (qat’i al-wuru>d). 

Penulis merasa tetap perlu melakukan penelitian terhadap salah satu dari sanad 

hadis yang ada untuk mengetahui biografi dan pandangan kalangan ulama 

tentang perawi yang ada dalam sanad hadis tersebut.  

Adapun jalur sanad hadis yang akan dikaji oleh penulis yaitu salah satu 

jalur sanad hadis yang terdapat dalam riwayat Ah}mad bin H{anbal, sebagai 

berikut: 

ثَ نَا اكُ  حَدَّ حَّ ثَ نَا ،مََْلَدٍ  بْنُ  الضَّ ثَنِ  ،جَعْفَرٍ  بْنُ  الْْمَِيدِ  عَبْدُ  حَدَّ  عُثْمَانَ  أَنَّ  ،لبَِيدٍ  بْنِ  مََْمُودِ  عَنْ  ،أَبِ  حَدَّ

Perawi yang dimaksud sesuai dengan nama yang digaris bawahi yaitu Ad-

D{ahh}a>k bin Makhlad, ‘Abdul H{ami>d bin Ja‘far, Ja‘far bin ‘Abdullah, Mah}mu>d 

bin Labi>d, ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

melihat setiap biografi rawi diantaranya adalah nama lengkap, tahun lahir dan 

wafat, nama guru dan nama murid, daerah tempat tinggal, pendapat ulama yang 

berkaitan dengan ke-d}abt}-an dan ke-‘adl-an periwayat tersebut.  

                                                 

30
Ali Mustafa Yaqub, Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis (Cet. I; 

Banten: Maktabah Darus-Sunnah, 2021), h. 27. 

31
Abustani Ilyas, dkk., Epistemologi Kritik Sanad: antara Normativitas, Historisitas, dan 

Aplikasi (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), h. 5. 
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a. Ah}mad bin H{anbal  

Nama lengkap Ah}mad bin H{anbal adalah Ah}mad bin Muh}ammad bin 

H{anbal bin Hilal bin Asadin asy-Syaiba>ni>, Abu ‘Abdullah al-Marwazi>, al-

Baghda>di.
32

 Ah}mad bin H{anbal dilahirkan pada tahun 164 H di Baghda>d dan 

wafat pada tahun 241 H. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu membuatnya 

berkeliling wilayah dalam rangka menuntut ilmu seperti memasuki Ku>fah, 

Bas}hrah, Mekkah, Madinah, Yaman, Syam, dan di seluruh belahan jazirah Arab. 

Adapun guru-guru Ah}mad bin H{anbal diantaranya; Sulaima>n bin Da>ud al-

Ha>syimi>, S{hafwa>n bin ‘I<sa az-Zuhri, Abu> ‘A<s}him ad-D{ahh}a>k bin Makhlad an-

Nabi>l, ‘A<shim Ibnu ‘Ali bin ‘A<shim al-Wa>sit}hi, ‘Abdullah bin Idri>s al-Audi>, 

‘Abdullah bin Numair al-Hamda>ni, ‘Abdurrah}ma>n bin Mahdi, ‘Abdurrazza>q bin 

Hamma>m, dan yang lainnya.
33

 

Penilaian ulama terhadap Ah}mad bin H{anbal, Abu> ‘A<s}him berkata; Tidak 

ada seseorang selain Ah}mad bin H{anbal yang datang kepada kami sebagai satu 

satunya orang yang menyempurnakan dalam ilmu fikih, asy-Sya>fi‘i> berkata; Aku 

keluar dari Baghda>d dan tidak meninggalkan seseorang yang lebih mahir dalam 

ilmu fikih, lebih rendah hati, dan lebih tinggi ketaqwaannya dari Ah}mad bin 

H{anbal, Ibnu al-Madini berkata; Tidak ada di antara sahabat kami yang lebih 

kuat hafalannya selain Ah}mad bin H{anbal, ia memerintahkanku untuk tidak 

menyampaikan h}adi>s\ kecuali yang bersumber dari kitab, al-‘Ijli> berkata; Ts\iqah 

Ts\abat.34
 

                                                 

32
Abu> al-Fad}al Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz 1 (Cet. I; Al-Hindi: Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, 1326 H), 

h. 43. 

33
Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}man bin Yu>suf Jama>l al-Di>n Al-Mizzi>, Tahz\i>b Al-

Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz 1 (Cet. I; Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1400 H/1980 M), h. 437. 

34
Syams al-Di>n Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz 11 (Cet. III; Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1405 H/1985 M), 

h. 177. 
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b.  Ad-D{ahh}a>k bin Makhlad  

Nama lengkap adh-D{ahh}a>k bin Makhlad adalah Abu> ‘A<s}him ad-D{ahh}a>k 

bin Makhlad asy-Syaiba>ni. Seorang imam dan hafizh sekaligus guru para ahli 

hadis terpercaya di kota syaiban. Ad-D{ahh}a>k berasal dari suku orang Bashrah dan 

ibunya bekerja sebagai seorang penjual sutra yang berasal dari keluarga az-

Zubair. Ad-D{ahh}a>k bin Makhlad lahir pada tahun 122 H dan wafat pada tahun 

212 H di Bashrah.
35

 

Adapun guru-guru Abu> ‘A<s}him diantaranya; Sa‘i>d bin ‘Abdul ‘Azi>z, 

Ja‘far bin Yah}ya bin S|auba>n, Zakariya> bin Ish}a>q, ‘Abdul H{ami>d bin Ja‘far, 

Syu‘bah, ‘Uts \ma>n bin al-Aswada, Malik bin Anas, dan selainnya. Murid-murid 

beliau diantaranya Jari>r bin H{a>zim, ‘Ali Ibn al-Madini, Ah}mad bin H{anbal, 

H{a>rits\ bin Abu> Usa>mah, Bunda>r, dan yang masih banyak lagi.
36

 

Penilaian beberapa ulama terhadap ad-D{ahh}a>k, Yah}ya bin Ma‘i>n berkata; 

S|iqah, Ah}mad bin ‘Abdullah al-‘Ijli berkata; S|iqah, memiliki banyak hadis, dan 

mempunyai keahlian dalam ilmu fikih, Abu> H{a>tim berkata; S{odu>q (jujur), 

riwayat ad-D{ahh}a>k lebih aku suka dari riwayat Ruwah} bin ‘Uba>dah, Abu Da>ud 

berkata; ad-D{ahh}a>k menghafal seribu h}adi>s\, mulai dari yang baik hingga h}adi>s\ 

yang bermasalah, ‘Abdurrah}ma>n bin Yu>suf bin Khira>sy berkata; ad-D{ahh}a>k tidak 

pernah terlihat memegang kitab/catatan hadis di tangannya, al-Bukha>ri berkata; 

Saya mendengar Abu ‘A<s}him berkata bahwa setelah ia tahu bahwa menggunjing 

itu haram sampai akhirnya ia tidak pernah menggunjing siapapun.
37

 

                                                 

35
Syams al-Di>n Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz 9, h. 480. 

36
Abu> al-Fad}al Ah{mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz 2, h. 255. 

37
Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}man bun Yu>suf Jama>l al-Di>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-

Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 13, h. 286. 



73 

 

 

 

Berdasarkan dari data yang ada, maka dapat dipastikan riwayat Ah}mad 

bin H{anbal yang disandarkan kepada ad-D{ahh>a>k dalam bentuk sigat  ثَ نَا  dapat حَدَّ

dibuktikan sebagai berikut: 

1)  Ah}mad bin H{anbal sebagai murid lahir pada tahun 164 H dan ad-D{ahh}a>k 

sebagai guru wafat pada tahun 212 H, bila ditinjau dari jarak tahun lahir 

murid dan tahun wafat guru akan memungkinan keduanya memiliki 

kesempatan bertemu dalam kurun waktu sekitar 48 tahun untuk terjadinya 

proses periwayatan hadis di antara keduanya. 

2) Adanya pengakuan guru dan murid, yakni dalam daftar nama guru Ah}mad 

bin H{anbal terdapat nama ad-D{ahh}a>k dan sebaliknya dalam daftar nama 

murid ad-D{ahh}a>k terdapat nama Ah}mad bin H{anbal. 

3) Keduanya merupakan perawi yang adil dan d}abit, hal itu diperkuat dengan 

adanya komentar ulama terkait kedua perawi dengan beragam lafal ta‘di>l 

sehingga keadilan dan ked}abitan keduanya dapat dipastikan. 

4) Adanya catatan sejarah yang membuktikan pertemuan di antara keduanya, 

yakni sebagaimana yang diterangkan oleh al-Mizzi> dalam kitabnya: 

د بْن يونس، سَعت أَبَا عاصم قاَلَ: أَحْمَد  د بْن إسحاق الثقفي، عَنْ مََُمَّ بْن حنبل قاَل مََُمَّ
 ٖٛ.ما جاءن من ث أحد غيره يُسن الفقو

Artinya: 

Muh}ammad bin Ish}a>q as-s}aqafi ia berkata, dari Muh}ammad bin 
Yu>nus ia berkata, saya telah mendengar Abu> ‘A<sh}im ia berkata; 
‚Ah}mad bin H{anbal seorang yang datang kepada kami kemudian 
tidak seorangpun selainnya yang datang sebagai satu-satunya orang 
yang menyempurnakan kami dalam ilmu fikih.‛ 

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut, maka hadis dari Ah}mad bin 

H{anbal yang disandarkan pada ad-D{ahh}a>k dengan melalui sigat  ثَ نَا  diketahui حَدَّ

bersambung berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan. 

                                                 

38
Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}man bun Yu>suf Jama>l al-Di>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-

Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 1, h. 450. 
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c.  ‘Abdul H{ami>d bin Ja‘far 

Nama lengkap ‘Abdul H{ami>d bin Ja‘far adalah Ibnu ‘Abdullah al-Ans}a>ri> 

al-Madini atau juga dikenal dengan nama Abu Sa‘ad, seorang imam dan 

periwayat hadis yang terpercaya. Ah}mad bin H{anbal berkata, ‚Ia adalah seorang 

rawi yang tidak bermasalah dan an-Nasa>’i juga berpendapat demikian.‛ Ibnu 

Ma‘i>n berkata, ‚Abdul H{ami>d adalah periwayat yang s \iqah dengan potensi yang 

dimilikinya. Al-Z\|ahabi berkata bahwa adanya orang-orang yang memberikan 

penilaian buruk terhadap ‘Abdul H{ami>d dengan landasan bahwa ia seorang yang 

bermazhab qadariyah. Abdul H{ami>d meninggal di tahun 153 H.
39

 

Adapun guru-guru ‘Abdul H{ami>d diantaranya; Yah}ya bin Sa‘i>d al-Ans}a>ry, 

Waha>b bin Kaisa>n, ‘Imra>n bin Abu> Anas, Ayahnya (Ja‘far bin ‘Abdullah), al-

Zuhri, al-‘Ala> bin ‘Abdurrah}man, dan selainnya. Murid-muridnya antara lain 

Ibnu al-Muba>rak, Kha>lid bin al-H{a>rits\, Waki>’, Yah}ya al-Qatt}ha>n, Abu> ‘A<s}him, 

Abu Bakar al-H{anafi>, Ibnu Wahb, al-Fad}l bin Mu>sa, dan yang lainnya.
40

 

Beberapa pendapat ulama tentang ‘Abdul H{ami>d bin Ja‘far, Ah}mad bin 

H{anbal berkata; S|iqah, Yah}ya bin Ma‘i>n berkata; S|iqah dan tidak ada yang 

bermasalah dengan hadis dari ‘Abdul H{ami>d serta dia adalah orang yang sholeh, 

Yah}ya bin Sa‘>id berkata; Sufya>n men-d}ha‘i>f-kannya karena permasalahan 

qadariyah, an-Nasa>’i berkata; La ba‘sa bihi, Abu> Ha>tim berkata; Mah}allahu as-

S{idqi (tempatnya kejujuran), Muh}ammad bin Sa‘d berkata; Seorang yang s\iqah, 

mempunyai banyak h}adi>s\, meninggal di Madinah pada umur 70 tahun.
41

 

                                                 

39
Syams al-Di>n Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz 7, h. 20-21. 

40
Abu> al-Fad}al Ah{mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz 2, h. 473. 

41
Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}man bun Yu>suf Jama>l al-Di>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-

Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 1, h. 450. 
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Melihat data diatas, riwayat ad-D{ahh}a>k yang disandarkan kepada ‘Abdul H{ami>d 

bin Ja‘far dengan memakai sigat  ثَ نَا  :dapat dibuktikan sebagai berikut حَدَّ

1) Ad-D{ahh}a>k sebagai murid lahir pada tahun 122 H dan ‘Abdul H{ami>d bin 

Ja‘far sebagai guru wafat pada tahun 153 H, bila ditinjau dari jarak tahun 

lahir murid dan tahun wafat guru, maka dipastikan keduanya memiliki 

waktu untuk bertemu sekitar 31 tahun untuk terjadinya penerimaan hadis.  

2) Adanya pengakuan guru dan murid, yakni dalam daftar nama guru ad-

D{ahh}a>k terdapat nama ‘Abdul H{ami>d bin Ja‘far dan sebaliknya dalam 

daftar nama murid ‘Abdul H{ami>d terdapat nama ad-D{ahh}a>k. 

3) Pada aspek keadilan dan ked}abitan rawi, penulis menemukan adanya 

komentar negatif atau jarh} yang diberikan oleh ‘Abdul H{ami>d bin Ja‘far. 

Oleh karenanya, penulis melanjutkan untuk menggunakan kaidah jarh} wa 

ta‘di>l dalam melakukan penilaian terhadap seorang periwayat berdasarkan 

komentar ulama. Kaidah jarh} wa ta‘di>l yang digunakan penulis dalam kasus 

‘Abdul H{ami>d bin Ja‘far ini yaitu: 

رُ  لِ إِلََّ إِذَا ثَ بَتَ الْْرَحُْ الْمُفَسِّ  إِذَا تَ عَارَضَ الْْاَرحُِ وَالْمُعَدِّلُ فاَلْْكُْمُ للِْمُعَدِّ
Maksud kaidah diatas yaitu Jika terjadi perselisihan antara yang memuji 

dan mencela, maka yang harus diterima yaitu kritikan yang memuji, kecuali 

krtikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebabnya. Para mayoritas ulama 

hadis yang menggunakan kaidah ini mereka menyatakan: 

a. Penjelasan ketercelaan yang dikemukakan harus relevan. 

b. Bila kritikus yang memuji telah mengetahui sebab ketercelaan 

periwayat yang dinilainya dan dia memandang ketercelaan itu tidak 

relevan, maka kritikan yang memuji yang harus dipilih.
42

 

                                                 

42
Abdul Gaffar Bedong dan Muhammad Ismail Maggading, Al-Jarh} wa Al-Ta‘dil: 

Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 

93. 
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Dari data-data yang telah didapatkan, diketahui bahwa penilaian jarh}  

yang diberikan oleh Sufya>n as-S{auri dengan memberikan label d}a‘i>f kepada 

‘Abdul H{ami>d bin Ja‘far itu didasarkan atas landasan bahwasanya ‘Abdul H{ami>d 

merupakan seorang perawi yang bermazhab atau berpaham Qadariyah. Penilaian 

jarh} tersebut juga diketahui oleh beberapa ulama yang memberikan penilaian 

ta‘di>l seperti Bukha>ri, Yah{ya bin Ma‘i>n, dan Ah}mad bin H{anbal.
43

 

Berdasarkan data-data maupun keterangan yang telah didapatkan, maka 

penulis menetapkan bahwa ‘Abdul H{ami>d tetap dinilai sebagai perawi yang adil 

dan d}abit} dengan beberapa penjelasan diantaranya sebagai berikut: 

1. Imam asy-Sya>fi‘i> menjelaskan bahwa bolehnya menerima riwayat dari 

seseorang yang cenderung kepada mazhab dan alirannya selama ia 

memiliki kejujuran dan terhindar dari kebohongan dalam riwayatnya dan 

ulama tetap menerimanya selama tidak melanggar aturan-aturan yang 

berlaku dalam islam. 

2. Ulama tidak membedakan kelompok dan aliran seorang rawi, akan tetapi 

para kritikus tetap berfokus memberikan penilaian sesuai dengan sifat 

keadilan yang ada dalam diri seorang rawi. Beberapa ulama hadis yang 

tetap memberikan penilaian positif terhadap rawi yang memiliki aliran 

seperti Ah}mad bin H{anbal dan Abu> H{a>tim. 

3. Jawaban Yah}ya bin Ma‘i>n ketika ditanya oleh al-H{a>fiz} Muh}ammad bin al-

Barqi>y tentang periwayat yang memiliki sifat s\iqah dari kalangan paham 

Qadariyah, beliau menjawab bahwa selama periwayat itu memiliki sifat 

takwa dan jujur dalam hal periwayatan maka hadisnya tetap ditulis.
44

 

                                                 
43

Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}man bun Yu>suf Jama>l al-Di>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-

Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 1, h. 450. 

44
Ahmad Isnaeni, ‚Sikap Kritikus Hadis Terhadap Periwayat Hadis‛, Al-Fikr 14, no. 1 

(2011): h. 22. 
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d. Ja‘far bin ‘Abdullah 

Nama lengkap Ja‘far bin ‘Abdullah adalah Ja‘far bin Abdullah bin al-

H{akam bin Ra>fa‘ bin Sina>n al-Ans}a>ri al-Ausi al-Madini. Ja‘far bin ‘Abdullah 

merupakan ulama ahli Madinah dari kalangan tabi‘i>n pertengahan atau tingkat 

ketiga, ia adalah bapak dari ‘Abdul H{ami>d. Ja‘far bin ‘Abdullah pernah bertemu 

dengan Anas bin Malik. ‘Abdurrah}man an-Nasa>’i mengatakan bahwa Ja‘far bin 

‘Abdullah sebagai orang yang dapat dipercaya  dalam periwayatan (S|iqah).
45

 

Guru-guru Ja‘far bin ‘Abdullah diantaranya; Anas bin Malik, kakeknya 

Ra>fa‘ bin Sina>n al-Ans}a>ri, Mah}mu>d bin Labi>d, ‘Abdurrah}ma>n bin Abu ‘Amrah, 

‘Uqbah bin ‘A<mmar al-Juhani>. Adapun murid-muridnya yaitu al-H{a>ris\ bin Fud}ail 

al-Khat}mi, anaknya ‘Abdul H{ami>d bin Ja‘far, Lais\ bin Sa‘ad, Yah}ya bin Sa‘i>d. 

Pendapat ulama tentang Ja‘far bin ‘Abdullah, Ibnu H{ajar berkata; S|iqah, Ibnu 

H{ibba>n menyebut Ja‘far bin ‘Abdullah di dalam kitabnya yang berjudul ‚As-

S|iqa>t‛ yaitu kitab yang menghimpun perawi-perawi yang s\iqah, Imam Bukha>ri 

memasukkan riwayat dari Ja‘far bin ‘Abdullah ke dalam kitabnya yaitu S}ah}i>h} 

Bukha>ri di dalam pembahasan tentang budi pekerti (adab).
46

 

Berdasarkan informasi di atas, riwayat ‘Abdul H{ami>d bin Ja‘far yang 

disandarkan kepada Ja‘far bin ‘Abdullah dengan menggunakan panggilan dan 

sigat   ِثَن أَبِ  حَدَّ  (ayahku telah menceritakan kepadaku) dapat dibuktikan melalui 

pendapat-pendapat para ulama bahwa keduanya benar-benar adalah seorang 

bapak dan anak, serta dalam daftar nama guru dan murid adanya pengakuan 

keduanya yang menandakan bahwa selain hubungan anak dan bapak, juga adanya 

hubungan guru dan murid dalam persoalan periwayatan hadis. 

                                                 

45
Muglat}a>yu bin Qali>j bin ‘Abdullah al-Bakjari> al-H{anafi> Abu ‘Abdullah ‘Ala> al-Di>n, 

Ikma>l Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz 3 (Cet. I; Kairo: al-Fa>ru>q al-H{adi>s\atu Itt}iba>‘ati wa 

an-Nasyr, 1422 H/2001 M), h. 222. 

46
Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}man bun Yu>suf Jama>l al-Di>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-

Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 5, h. 64. 
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e. Mah}mu>d bin Labi>d 

Nama lengkap Mah}mu>d bin Labi>d adalah Mah{mu>d bin Labi>d bin ‘Uqbah 

bin Ra>fa‘ bin Zaid bin ‘Abdul Asyhal al-Ans}a>ri al-Asyhali, Abu> Nu‘aim al-

Madini. Ibunya bernama Ummu Manz}u>r yaitu putri dari Mah}mu>d bin Maslamah 

al-Ans}a>ri. Mah}mu>d bin Labi>d lahir di masa Nabi, tetapi ia tidak pernah melihat 

ataupun mendegar dari Nabi.
47

 

Guru-guru Mah}mu>d bin Labi>d di antaranya; Syadda>d bin Aus, Ra>fa‘ bin 

Khadi>j, Ja>bir bin ‘Abdullah, ‘Us\ma>n bin ‘Affa>n, ‘Umar bin al-Khatt}a>b, Qata>dah 

bin an-Nu‘ma>n, Abu Sa‘i>d al-Khudri, Rufaidah. Adapun murid-muridnya yaitu 

Bukair bin ‘Abdullah al-Asyaj, Ja‘far bin ‘Abdullah al-H{akam, H{usain bin 

‘Abdurrah}ma>n al-Asyhali, Muh}ammad bin Muslim bin Syiha>b az-Zuhri, S{o>lih 

bin Ibra>hi>m bin ‘Abdurrah}ma>n bin ‘Auf. 

Beberapa pendapat ulama tentang Mah}mu>d bin Labi>d, al-Fasawi> berkata; 

S|iqah, Imam Muslim berkata; at-Ta>bi‘i>n pada t}abaqat kedua dan Mah}mu>d bin 

Labi>d merupakan seorang ulama, Imam Tirmidzi berkata; Ia melihat Nabi ketika 

masih anak-anak.
48

 Muh}ammad bin Sa‘d berkata; S|iqah dari at-Ta>bi‘i>n ahli 

Madinah yang lahir di masa Nabi yang memiliki sedikit h}adi>s\ dan wafat pada 

tahun sembilan puluh enam, al-Wa>qidi berkata; dia meninggal pada usia sembilan 

puluh sembilan tahun, Abu H{assa>n az-Ziya>di dan Abu Bakar bin Abu ‘A<s}im 

berkata; meninggal pada tahun sembilan puluh tujuh, Abu Bakar bin Abu 

Khais\amah berkata; Ia wafat di Madinah pada masa Khalifah Ibnu az-Zubair 

tahun sembilan puluh enam.
49

 

                                                 

47
Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}man bun Yu>suf Jama>l al-Di>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-

Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 27, h. 309. 

48
Muglat}a>yu bin Qali>j bin ‘Abdullah al-Bakjari> al-H{anafi> Abu ‘Abdullah ‘Ala> al-Di>n, 

Ikma>l Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz 11, h. 102. 

49
Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}man bun Yu>suf Jama>l al-Di>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-

Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 27, h. 310. 
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Riwayat Ja‘far bin ‘Abdullah yang disandarkan kepada Mah}mu>d bin 

Labi>d dengan memakai sigat  َنْ ع  perlu dikaji lebih dalam karena ada beberapa 

ulama yang berpendapat bahwa jika dalam suatu riwayat hadis mengandung  

sigat  ْعَن maka hadis tersebut dikategorikan hadis yang terputus sanadnya.  

Mayoritas ulama menerangkan bahwasanya sebuah hadis yang 

mengandung sigat  ْعَن tetap dikatakan bersambung sanadnya jika memenuhi 

beberapa syarat: 

a. Sanad yang mengandung sigat  ْعَن dalam riwayat yang disampaikan tidak 

ada penyembunyian informasi dari yang menyampaikan (tadli>s). 

b. Periwayat yang menyampaikan dengan sigat  ْعَن dan yang menerima 

riwayat keduanya dimungkinkan adanya pertemuan. 

c. Periwayat tersebut harus orang yang terpercaya yang ditandai dengan 

pendapat-pendapat ulama.
50

 

Penulis berpendapat bahwa riwayat dari Ja‘far bin ‘Abdullah yang 

disandarkan ke Mah}mu>d bin Labi>d dinilai bersambung sanadnya meskipun hanya 

menggunakan sigat  ْعَن dengan beberapa alasan:  

1. Penulis tidak menemukan adanya penyembunyian informasi dari riwayat 

Ja‘far bin ‘Abdullah yang disandarkan kepada Mah}mu>d bin Labi>d. 

2. Ja‘far bin ‘Abdullah dan Mah}mu>d bin Labi>d merupakan orang Madinah 

sehingga kemungkinan pertemuan keduanya sangat kuat karena berada 

dalam satu daerah yang sama, dan adanya pengakuan guru murid. 

3. Keduanya termasuk orang yang terpercaya melalui pendapat ulama. 

Dari tiga alasan tersebut penulis berpendapat bahwa riwayat Ja‘far bin 

‘Abdullah dan Mah}mu>d bin Labi>d tetap dapat diterima. 

                                                 

50
M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis Dan Tinjauan 

Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, h. 73. 
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f. ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n 

Nama lengkap ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n adalah ‘Us \ma> bin ‘Affa >n bin Abu> al-

‘A<s}h bin Umayyah bin ‘Abdu Syams bin ‘Abdu Muna>f al-Qurasyi, Abu> 

‘Abdullah, Ami>rul Mukmini>n. Ibunya bernama Urwah binti Kuraiz bin H{ubaib 

bin ‘Abdu Syams, dan neneknya bernama al-Baid}a> binti ‘Abdul Mut}t}alib.
51

 

Guru-guru ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n yaitu Nabi saw, Abu> Bakar al-S}iddi>q, dan ‘Umar 

bin Khatta>b. Adpun murid-murid ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n diantaranya Abu> S{ho>lih, 

Abu> Hurairah, Ibnu Mas‘u>d, Ibnu ‘Abba>s, Muh}ammad bin ‘Ali bin Abu> T{a>lib, 

Mah}mu>d bin Labi>d, Abu> Salamah ‘Abdurrah}man bin ‘Auf, ‘Alqamah bin Qais, 

Abu> Wa>il Syaqi>q bin Salamah, dan yang lainnya.
52

 

Beberapa pendapat ulama tentang ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n yaitu, ad-Da>ni 

berkata; Dia belajar al-Qur’an dari Nabi saw. kemudian yang belajar al-Qur’an 

darinya yakni Abu > ‘Abdurrah}man as-Sulami>, al-Mugi>rah bin Abu> Syiha>b, Abu> al-

Aswad, dan Zir bin Jubais, az-Z|ahabi berkata; Dia termasuk golongan orang-

orang yang pertama masuk Islam (as-Sa>biqu>nal Awwalu>n) yang meriwayatkan 

h}adi>s\ dari Nabi serta dijuluki Z|u>n Nu>ri>n (yang memiliki dua cahaya), Abu> 

Ma‘syar as-Sanadi berkata; ‘Us \ma>n terbunuh pada tanggal 10 atau 11 Z|ulh}ijjah 

di hari Jum’at, Abu> Sa‘i>d berkata; ‘Us \ma>n terbunuh saat melakukan s}alat ‘ashr, 

asy-Sya‘bi berkata; Perkataan Ka‘ab bin Malik adalah peninggalan darinya.
53

 

Penulis berpendapat bahwa riwayat Mah}mu>d bin Labi>d yang disandarkan 

kepada ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n dinilai bersambung sanadnya meski hanya memakai 

sigat  َّأَن dengan beberapa argumentasi kuat, diantaranya: 

                                                 

51
Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}man bun Yu>suf Jama>l al-Di>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-

Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 19, h. 446. 

52
Abu> al-Fad}al Ah{mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz 3, h. 72. 

53
Syams al-Di>n Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz 2, h. 449. 
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1. Penulis tidak menemukan penyembunyian informasi riwayat dari Mah}mu>d 

bin Labi>d kepada ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n. 

2. Keduanya sezaman berdasarkan pendapat ulama tentang Mah}mu>d bin 

Labi>d yang lahir di masa Nabi dan ‘Us \ma>n yang termasuk sahabat Nabi 

dan diperkuat dengan keterangan guru murid diantara keduanya. 

3. Mayoritas ulama memberikan penilaian yang baik pada keduanya baik dari 

segi keadilan maupun kedhabitan. 

Setelah melakukan penelusuran dan mengamati setiap biografi periwayat 

pada tiap tingkatan (thabaqat) pada sanad hadis dari riwayat Ah}mad bin H{anbal, 

maka penulis menilai bahwa sanad hadisnya telah memenuhi kaedah kesahihan 

sanad hadis, dengan beberapa hasil pengamatan sebagai berikut: 

1.  Ittis}a>l al-Sanad (bersambung sanadnya) mulai dari periwayat pertama 

(Ra>wi> al-A’la>) ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n sampai kepada periwayat terakhir 

(Mukharrij) yaitu Ah}mad bin H{anbal.  

2. Periwayatnya ‘a>dil dan d}a>bit} yaitu setiap periwayat yang ada pada sanad 

hadis telah terbukti keadilannya dan kekuatan hafalannya, dengan 

berbagai penilaian dari para kritikus hadis yang mayoritas menggunakan 

lafal ta‘di>l seperti S|iqah, Ts\iqah Ts\abat, S{odu>q, Mah}allahu as-S{idqi, dan 

lain-lain. 

3. Terhindar sya>z\ dan ‘illat, penulis tidak menemukan adanya kemungkinan 

sya>z\ dan ‘illat pada sanad hadis yang diteliti. 

Pengamatan tersebut membuktikan bahwa sanad hadis yang diteliti dalam 

kitab Musnad Ah}mad bin H{anbal memiliki kualitas s}ah}i>h} li z\a>tihi,  juga 

diperkuat dari segi kuantitasnya sebagai hadis mutawatir  yaitu hadis yang 

diriwayatkan oleh banyak periwayat yang tidak mungkin  dengan jumlah perawi 

yang banyak itu bersepakat untuk berdusta.  
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4. Kritik Matan (Naqd al-Matan) 

Penelitian pada matan umumnya terbagi 2 bagian: 

1. Meneliti matan hadis pada aspek terhindar dari sya>d\z, yaitu syaratnya antara 

lain; tidak bertentangan dengan al-Qur’an, tidak bertentangan dengan hadis 

s}ahi>h, tidak bertentangan dengan fakta sejarah, dan tidak bertentangan 

dengan akal sehat. 

2. Meneliti matan hadis pada aspek terhindar dari ‘illat, yaitu hal-hal yang dapat 

memungkinkan merusak ataupun mengubah makna hadis seperti ziya>dah 

(tambahan), inqila>b (pembalikan lafal), idraj (sisipan), Nuqsan (pengurangan), 

tagyi>r (perubahan lafal), al-Tas}h}ri>f (perubahan huruf).
54

 

Pertama mengidentifikasi matan hadis mengandung syuzu>z atau tidak 

dengan beberapa indikator sebagai berikut: 

1) Tidak Bertentangan dengan Ayat al-Qur’an 

Hadis yang menjadi objek penelitian tidak bertentangan dengan ayat 

dalam al-Qur’an, tetapi justru di dukung oleh ayat dalam QS. at-Taubah/9:108: 

لِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَ قُومَ  قْوَى مِنْ أوََّ سَ عَلَى الت َّ بُّ  لَمَسْجِدٌ أسُِّ رُوا وَاللَُّّ يُُِ بُّونَ أَنْ يَ تَطَهَّ فِيوِ فِيوِ رجَِالٌ يُُِ
ريِنَ )  ( ٛٓٔالْمُطَّهِّ

Terjemahnya: 

Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar taqwa sejak hari pertama adalah 
lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada 
orang-orang yang gemar membersihkan diri.

55
 

Ayat diatas menerangkan bahwa pembangunan masjid yang sederhana 

bila dilakukan karena landasan ketaqwaan kepada Allah, maka masjid tersebut 

lebih utama untuk jadi tempat beribadah.
56

  

                                                 

54
Ahmad Izzan, Studi Takhrij Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhrij Dan Kegiatan 

Penelitian Hadis, h. 193. 

55
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 287. 

56
Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-

Qur’an, h. 724. 
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2) Tidak Bertentangan dengan H}adi>s\ S}ah}i>h}  

Indikator kedua untuk menilai bahwa matan hadis tidak mengandung 

syuzu>z adalah dengan melihat apakah hadis yang menjadi objek penelitian tidak 

bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Terdapat matan hadis dalam 

kitab sahih al-Bukhari sebagai pendukung hadis yang menjadi objek kajian serta 

kesahihannya yang tidak diragukan lagi, sebagai berikut:} 

يَّاحِ، عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْوُ، قاَلَ: أمََرَ ا ثَ نَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِ الت َّ دٌ، حَدَّ ثَ نَا مُسَدَّ لنَّبُِّ صَلَّى حَدَّ
ارِ ثََمِنُونِ بََِائِطِكُمْ ىَذَا، سْجِدِ، فَ قَالَ: يََ بَنِ النَّجَّ

َ
قاَلُوا: لََ وَاللَِّّ لََ نَطْلُبُ  اُلل عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ببِِنَاءِ الم

 ٚ٘)رواه البخاري( ثََنََوُ إِلََّ إِلَ اللَِّّ 
Artinya: 

Musaddad telah menceritakan kepada kami, ‘Abdul Wa>ris \ telah 
menceritakan kepada kami, dari Abu>  at-Tayyah}, dari Anas bin Malik 
radhiallahu ‘anhu ia berkata, Nabi saw. memerintahkan untuk membangun 
masjid, maka ia berkata, ‚Wahai Bani an-Najja>r tentukanlah harganya 
(juallah) kepadaku kebun-kebun kalian ini.‛ Mereka berkata, ‚Demi Allah 
kami tidak butuh uang kecuali kami berikan untuk Allah‛ (HR. al-Bukhari). 

Hadis di atas memberikan sebuah pesan bahwa nilai utama dalam 

melaksanakan pembangunan masjid adalah niat dan tujuan lurus kepada Allah. 

3) Tidak Bertentangan dengan Fakta Sejarah 

Matan hadis yang menjadi objek kajian sama sekali tidak bertentangan 

dengan sejarah yang ada, bahkan hadis tersebut sesuai dengan sejarah yang ada. 

Pada masa Nabi, bangunan masjid dibangun dengan sangat sederhana 

kemudian pada masa Umar bin Khattab bangunan masjid mulai ada penambahan 

dan perluasan. Perubahan yang dilakukan Usman pada perkembangan 

pembangunan masjid sekalipun sangat jauh berbeda pada masa Nabi, namun hal 

tersebut tetap menjadi bagian dari tradisi peninggalan pada masa Nabi.
58

 

                                                 

57
Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fiy, Al-Jami Al-Musnad Al-Sahih 

Al-Muktasar Min Umur Rasulullah Sallallah Alihi Wa Sallam Wa Sunanih Wa Ayyamih: Sahih 

Al-Bukariy, Juz 2, h. 11. 

58
Hilmy Firdausy, Ngaji Hadis Ngaji Tradisi, h. 18. 
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4) Tidak Bertentangan dengan Akal Sehat 

Hadis yang diteliti yakni tentang pembangunan masjid jika melihat 

pemaknaannya maka hadis tersebut benar-benar tidak bertentangan dengan 

logika sebagaimana kita melihat perkembangan zaman yang terus maju sehingga 

sangat diperlukan untuk melakukan pembangunan masjid dengan menyesuaikan 

bangunan masjid dengan kondisi dan keadaan. 

Ada hal yang patut dipertahankan dan ada pula yang hendaknya diubah 

ataupun ditingkatkan dalam melakukan pembangunan masjid. Secara logika bila 

kita menolak perubahan maupun perkembangan pada pembangunan masjid yang 

seiring waktu terus mengalami peningkatan dan menginginkan bentuk masjid 

tetap seperti masa Nabi, masjid Nabawi sekarang sudah tidak layak pakai lagi.
59

 

Kritik matan tidak seharusnya dilakukan mengingat bahwa hadis yang di 

kaji berstatus hadis mutawatir sehingga penelitian terhadap matan hadis yang 

dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui ragam redaksi pada matan serta 

perbedaan-perbedaan yang ada. Berdasarkan penelusuran terhadap hadis yang 

menjadi objek penelitian ditemukan berbagai redaksi, yakni sebagai berikut: 

a. S}ah}i>h} Bukha>ri  

رٌ  قاَلَ  - مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ  تَغِي: قاَلَ  أنََّوُ  حَسِبْتُ : بكَُي ْ  الْنََّةِ  فِ  مِثْ لَوُ  لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  ، اللَِّّ  وَجْوَ  بِوِ  يَ ب ْ

 

b. S{ah}i>h} Muslim 

Hadis 1 

رٌ  قاَلَ  - تَ عَالَ  للَِّّ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ  تَغِي: قاَلَ  أنََّوُ  حَسِبْتُ : بكَُي ْ تًا لَوُ  اللُ  بَ نَ  - اللِ  وَجْوَ  بوِِ  يَ ب ْ  فِ  بَ ي ْ
 الْْنََّةِ  فِ  مِثْ لَوُ  :روَِايتَِوِ  فِ  عِيسَى ابْنُ  وَقاَلَ  .الْْنََّةِ 

 

Hadis 2 

  مِثْ لَوُ  الْْنََّةِ  فِ  لَوُ  اللُ  بَ نَ  للَِّّ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ 

                                                 

59
Hilmy Firdausy, Ngaji Hadis Ngaji Tradisi, h. 19. 
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c. Sunan al-Timidzi> 

Hadis 1 

، وَعُمَرَ، بَكْرٍ، أَبِ  عَنْ  البَابِ  وَفِ  .الْنََّةِ  فِ  مِثْ لَوُ  لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  مَسْجِدًا للَِّّ  بَ نَ  مَنْ   بْنِ  اللِ  وَعَبْدِ  وَعَلِيٍّ
، وَأَبِ  حَبِيبَةَ، وَأمُِّ  وَعَائِشَةَ، عَبَّاسٍ، وَابْنِ  وَأنََسٍ، عَمْروٍ،  وَأَبِ  الَْسْقَعِ، بْنِ  وَوَاثلَِةَ  عَبَسَةَ، بْنِ  وَعَمْروِ ذَرٍّ
 لبَِيدٍ  بْنُ  وَمََْمُودُ  .صَحِيحٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  عُثْمَانَ  حَدِيثُ قاَلَ أبَوُ عِيسَى:  .اللَِّّ  عَبْدِ  بْنِ  وَجَابِرِ  ىُرَيْ رةََ،

 وَهُماَ وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبَِّ  رَأَى قَدْ  الرَّبيِعِ، بْنُ  وَمََْمُودُ  .وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبَِّ  أدَْرَكَ  قَدْ 
 مَدَنيَِّانِ  صَغِيراَنِ  غُلَامَانِ 

 

Hadis 2 

تًا لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  كَبِيراً أوَْ  كَانَ  صَغِيراً مَسْجِدًا للَِّّ  بَ نَ  مَنْ   الْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ

 

d. Sunan al-Nasa>’i  

تًا لَوُ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَُّّ  بَ نَ  فِيوِ  اللَُّّ  يذُْكَرُ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ   الْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ

 

e. Sunan Ibnu Ma>jah 

Hadis 1 

ُ، اسْمُ  فِيوِ  يذُْكَرُ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ  تًا لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  اللَّّ  الْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ

Hadis 2 

 الْْنََّةِ  فِ  مِثْ لَوُ  لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  مَسْجِدًا، للَِّّ  بَ نَ  مَنْ 

Hadis 3 

تًا لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  أَصْغَرَ، أَوْ  قَطاَةٍ، كَمَفْحَصِ  للَِّّ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ   الْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ

 

Hadis 4 

، مَالوِِ  مِنْ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ  تًا لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  للَِِّّ  الْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ

 

f. Sunan al-Darimi> 

  مِثْ لَوُ  الْْنََّةِ  فِ  لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  مَسْجِدًا، للَِّّ  بَ نَ  مَنْ 
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g. Musnad Ah}mad bin H{anbal 

Hadis 1 

تًا لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  للَِّّ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ   مِثْ لَوُ  الْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ

Hadis 2 

تًا فِ الْْنََّةِ مَنْ بَ نَ للَِِّّ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطاَةٍ لبَِ يْضِهَا، بَ نَ  ُ لَوُ بَ ي ْ  اللَّّ

Hadis 3 

عْتُوُ  وَقَدْ : الرَّحْمَنِ  عَبْدِ  أبَوُ قاَلَ  .مِنْوُ  أفَْضَلَ  الْْنََّةِ  فِ  لَوُ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَُّّ  بَ نَ  فِيوِ، يُصَلَّى مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ   سََِ
ثَمِ  مِنْ   خَارجَِةَ  بْنِ  ىَي ْ

Hadis 4 

تًا فِ الْْنََّةِ، وَمَنْ أعَْتَقَ ن َ  فْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ مَنْ بَ نَ للَِِّّ مَسْجِدًا ليُِذْكَرَ اُلل عَزَّ وَجَلَّ فِيوِ، بَ نَ اللُ لَوُ بَ ي ْ
بَةً فِ سَبِيلِ اِلل عَزَّ وَجَلَّ، كَانَتْ   مَ الْقِيَامَةِ لَوُ نوُراً يَ وْ فِدْيَ تَوُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَابَ شَي ْ

Hadis 5 

تًا أوَْسَعَ مِنْوُ فِ الْْنََّةِ  َ يَ بْنِ لَوُ بَ ي ْ  مَنْ بَ نَ للَِِّّ مَسْجِدًا، فإَِنَّ اللَّّ

 

h. Mu‘jam al-Ausat} T{abra>ni 

Hadis 1 

تًا فِ الْْنََّةِ  ُ لَوُ بَ ي ْ  مَنْ بَ نَ للَِِّّ مَسْجِدًا بَ نَ اللَّّ

Hadis 2 

تًا فِ الْْنََّةِ مَنْ بَ نَ  ُ لَوُ بَ ي ْ  مَسْجِدًا، لََ يرُيِدُ بوِِ ريََِءً، وَلََ سَُْعَةً، بَ نَ اللَّّ

Hadis 3 

تًا فِ الْْنََّةِ  ُ لَوُ بَ ي ْ  مَنْ بَ نَ مَسْجِدًا بَ نَ اللَّّ

Hadis 4 

تًا فِ الْْنََّةِ  ُ لَوُ بَ ي ْ  مَنْ بَ نَ للَِِّّ مَسْجِدًا بَ نَ اللَّّ
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i. Ta>rikh Ibnu ‘Asa>kir 

Hadis 1 

تًا فِ الْْنََّةِ مَنْ بَ نَ  ُ لَوُ بَ ي ْ  مَسْجِدًا بَ نَ اللَّّ

 

Hadis 2 

تًا فِ الْْنََّةِ  ُ لَوُ بَ ي ْ  مَنْ بَ نَ للَِِّّ مَسْجِدًا بَ نَ اللَّّ

Setelah melihat semua matan hadis dan membandingkannya penulis 

melihat ada perbedaan redaksi pada setiap matan tetapi kebanyakan lafalnya 

semua sama sehingga kelainan pada beberapa lafal matan kemungkinan terjadi 

karena Nabi menyabdakan hadis itu beberapa kali. Adapun perbedaan-perbedaan 

yang terdapat pada setiap lafal pada matan hadis ialah sebagai berikut: 

1. Redaksi  ْمَسْجِدًا بَ نَ  مَن  hanya terdapat pada riwayat Bukha>ri, riwayat 

Nasa>’i, riwayat Ibnu Ma>jah hadis 1 (pertama) dan hadis 3 (ketiga), dan 

riwayat Ah}mad hadis 3 (ketiga), riwayat T{abra>ni hadis 2 (kedua) dan 

hadis 3 (ketiga), dan riwayat Ibnu ‘Asa>kir hadis 1 (pertama). Sedangkan 

pada riwayat muslim hadis 1 (pertama) dan hadis 2 (kedua), riwayat Ibnu 

Ma>jah hadis 3 (ketiga), riwayat Ah}mad hadis 1 (pertama) menggunakan 

redaksi  ْللَِّّ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَن . Sebagian besar riwayat hadis menggunakan 

redaksi مَنْ بَ نَ للَِِّّ مَسْجِدًا pada awal matan. 

2. Redaksi  َالْنََّةِ  فِ  مِثْ لَوُ  لَوُ  اللَُّّ  بَ ن  hanya terdapat pada riwayat Bukha>ri, riwayat 

Tirmidzi hadis 1 (pertama), dan riwayat Ibnu Ma>jah hadis 2 (kedua). 

Sedangkan dengan menggunakan redaksi  َتًا لَوُ  اللُ  بَ ن الْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ  terdapat 

hampir pada semua riwayat kecuali pada riwayat Bukha>ri, riwayat 

Muslim hadis 2 (kedua), riwayat Tirmidzi> hadis 1 (pertama), riwayat Ibnu 

Ma>jah hadis 2 (kedua), riwayat Darimi>, riwayat Ah}mad hadis 3 (ketiga). 
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3. Redaksi  َمِنْوُ  أفَْضَلَ  الْْنََّةِ  فِ  لَوُ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَُّّ  بَ ن  hanya terdapat pada riwayat 

Ah}mad hadis 3 (ketiga), dan redaksi  ِتًا أوَْسَعَ مِنْوُ فِ الْْنََّة  yang hanya يَ بْنِ لَوُ بَ ي ْ

terdapat pada riwayat Ah}mad hadis 5 (kelima). 

Berdasarkan redaksi yang dominan sama, penulis beranggapan bahwa 

hadis tersebut diriwayatkan secara lafal (riwayah bi al-lafzi}), kemudian penulis 

memastikan kemungkinan matan asli dari Nabi saw. adalah matan hadis dari 

salah satu riwayat Ah}mad bin H{anbal yaitu sebagai berikut:  

ثَنِ أَبِ، عَنْ مََْمُودِ بْنِ لبَِي ثَ نَا عَبْدُ الْْمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّ اكُ بْنُ مََْلَدٍ، حَدَّ حَّ ثَ نَا الضَّ دٍ، أَنَّ حَدَّ
ئَتِوِ، فَ قَالَ عُثْمَانُ:  عُثْمَانَ، أرَاَدَ أَنْ يَ بْنَِ  مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَكَرهَِ النَّاسُ ذَاكَ وَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعُوهُ عَلَى ىَي ْ

تًا فِ  ُ لَوُ بَ ي ْ عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: مَنْ بَ نَ مَسْجِدًا للَِِّّ بَ نَ اللَّّ  .الْْنََّةِ مِثْ لَوُ  سََِ
Pertimbangan penulis memastikan bahwa riwayat tersebut merupakan 

riwayat yang mengandung matan asli dari Nabi saw. dengan beberapa alasan: 

1. Sanad hadis riwayat Ah}mad bin H{anbal di atas termasuk kategori sanad 

‘Ali >, yaitu sanad yang lebih pendek diantara sanad-sanad yang lainnya 

sehingga bila ditinjau matannya kemungkinan terjadinya pengurangan 

dan penambahan dalam matan hadis masih relatif kurang. 

2. Setelah melakukan penelitian pada sanad dari matan riwayat Ah}mad bin 

H{anbal diatas, penulis memastikan bahwa sanadnya s}ah}i>h}. 

3. Bila melihat sanad hadis secara keseluruhan dari riwayat lain, maka akan 

kita dapati sejumlah besar hadis riwayat yang lain juga meriwayatkan dari 

jalur sanad yang sama dengan jalur sanad riwayat Ah}mad bin H{anbal. 

Setelah melakukan perbandingan susunan redaksi matan hadis serta 

penentuan kemungkinan matan asli dari Nabi, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan identifikasi ada atau tidaknya illah pada matan hadis yang menjadi 

landasan pada penelitian, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai 

berikut: 
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1) Terhindar dari Idra>j (Sisipan) 

Idra>j adalah sisipan yang terkandung dalam matan hadis yang berbentuk 

perkataan periwayat atau penjelesan yang tidak terpisahkan oleh matan hadis dan 

kadangkala dianggap sebagai bagian dari matan hadis. Penulis menyimak seluruh 

redaksi matan hadis dan menemukan idra>j pada beberapa riwayat yang secara 

makna sisipan tersebut sama sekali tidak merusak makna hadis, yaitu: 

a. Terdapat sisipan  َرٌ  قاَل تَغِي: قاَلَ  أنََّوُ  حَسِبْتُ : بكَُي ْ اللَِّّ  وَجْوَ  بوِِ  يَ ب ْ  pada riwayat Bukha>ri 

dan riwayat pertama Muslim. Sisipan  َالْْنََّةِ  فِ  مِثْ لَوُ : روَِايتَِوِ  فِ  عِيسَى ابْنُ  وَقاَل  pada 

riwayat pertama Muslim. 

b. Terdapat sisipan  َعْتُوُ  وَقَدْ : الرَّحْمَنِ  عَبْدِ  أبَوُ قاَل ثَمِ  مِنْ  سََِ خَارجَِةَ  بْنِ  ىَي ْ  pada riwayat 

ketiga Ah}mad bin H{anbal. 

c. Terdapat sisipan  ِمَدَنيَِّانِ  صَغِيراَنِ  -بَكْرٍ  أَبِ  عَنْ  البَابِ  وَف  riwayat pertama Tirmidzi.> 

Idra>j pada matan hadis merupakan keterangan atau penjelasan kandungan 

hadis yang dikemukakan oleh salah satu dari periwayat dalam sanad.
60

 

2) Tidak Terjadi Nuqsan (Pengurangan Lafal) 

Nuqsa>n yakni pengurangan pada lafal yang terdapat dalam matan hadis. 

Penulis menemukan pengurangan lafal   َِّّلل pada riwayat Bukha>ri, riwayat Nasa>’i, 

riwayat pertama dan ketiga Ibnu Ma>jah, riwayat ketiga Ah}mad, dan riwayat Ibnu 

H{ibba>n. Pengurangan lafal تًا  ,terdapat pada Bukha>ri, riwayat kedua Muslim بَ ي ْ

riwayat pertama Tirmidzi, riwayat kedua Ibnu Ma>jah, dan riwayat Darimi. 

3) Tidak Terdapat Tagyi>r (Perubahan Lafal) 

Tagyi>r merupakan perubahan lafal pada matan hadis yang bentuk lafal 

awalnya. Penulis mengamati dan mendapatkan perubahan lafal akan tetapi 

perubahannya tidak sampai merusak makna dalam matan hadis, yaitu berubahnya 

kata  َبَ ن menjadi  َ بْنِ ي  yang terdapat pada riwayat kelima Ah}mad bin H{anbal. 
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4) Tidak Terdapat Ziya>dah (tambahan) 

Ziya>dah adalah bentuk tambahan lafal atau tambahan redaksi pada matan 

hadis yang disampaikan oleh seorang periwayat tetapi periwayat yang lainnya 

tidak menyampaikan hal tersebut.
61

 

Penulis mengamati susunan redaksi matan hadis pada setiap riwayat dan 

menemukan adanya penambahan lafal yang sama sekali tidak merusak makna 

hadis, yaitu: 

a. Penambahan kata ًكَبِيراً أَوْ  كَانَ  صَغِيرا  pada riwayat kedua Tirmidzi>, dan 

penambahan kata  ُفِيوِ  اللَُّّ  يذُْكَر  dan kata  َّوَجَلَّ  عَز  pada riwayat al-Nasa>’i. 

b. Penambahan kata  ُاللَُّّ  اسْمُ  فِيوِ  يذُْكَر  pada riwayat pertama Ibnu Ma>jah, serta 

penambahan kata  ْمَالِوِ  مِن  pada riwayat ketiga Ibnu Ma>jah, dan penambahan 

kata  ِأَصْغَرَ  أوَْ  قَطاَةٍ  كَمَفْحَص  di riwayat keempat Ibnu Ma>jah. 

c. Penambahan kata وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطاَةٍ لبَِ يْضِهَا pada riwayat kedua Ah}mad, dan 

penambahan kata فِيوِ  يُصَلَّى مِنْوُ  أفَْضَلَ  ,  وَجَلَّ  عَزَّ  ,   pada riwayat ketiga Ah}mad. 

d. Penambahan kata  ِليُِذْكَرَ اُلل عَزَّ وَجَلَّ فِيو dan kata  َيَ وْمَ الْقِيَامَةِ  -وَمَنْ أعَْتَق  pada 

riwayat keempat Ah}mad, serta penambahan kata  َّأوَْسَعَ مِنْوُ فإَِن  pada riwayat 

kelima Ah}mad. 

Ibn as}-S{alah menyatakan bahwa ziya>dah yang berasal dari periwayat yang 

s\iqah yang isinya tidak bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak 

periwayat yang bersifat s\iqah juga maka ziya>dah tersebut dapat diterima. Al-

Baghdadi juga berpendapat demikian sesuai dengan kesepakatan ulama. Ibn 

Hazm menerangkan bahwa setiap ziya>dah yang terkandung dalam matan hadis 

yang dijelaskan oleh periwayat yang bersifat adil maka wajib untuk menngambil 

dan menerimanya.
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5) Tidak Terdapat Musahhaf dan Muharraf 

Musahhaf adalah perubahan tanda baca pada huruf yang terdapat dalam 

suatu matan hadis. Muharraf  yaitu perubahan baris pada huruf di dalam matan 

hadis. Penulis mengamati setiap redaksi matan hadis secara keseluruhan dan 

tidak menemukan matan hadis yang mengandung musahhaf atau muharraf. 

6) Terhindar dari Inqila>b 

Inqila>b merupakan istilah pada lafal matan hadis yang mengalami 

keterbalikan seperti lafal matan yang seharusnya berada di awal menjadi berada 

di pertengahan atau akhir matan dan sebaliknya. Penulis menganalisis bahwa  

adanya inqila>b pada beberapa riwayat, yaitu adanya pembalikan lafal  َِّّلل yang 

seharusnya  ْللَِّّ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَن  menjadi  ْمَسْجِدًا للَِّّ  بَ نَ  مَن  pada riwayat pertama dan 

kedua Tirmidzi, riwayat kedua Ibnu Ma>jah, riwayat al-Da>rimi, dan di riwayat 

kedua keempat dan kelima Ah}mad bin H{anbal. 

Setelah melakukan tahapan pada penelitian matan yakni dengan melihat 

kandungan matan hadis, maka penulis menilai bahwa matan hadis tentang 

pembangunan masjid memiliki kualitas s}ah}i>h} sebab berdasarkan hasil peninjauan 

bahwa matan hadis yang menjadi objek kajian tidak bertentangan dengan ayat al-

Qur’an, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, tidak bertentangan 

dengan fakta sejarah, dan tidak bertentangan dengan akal sehat.  

Matan hadis yang di kaji mengandung ziya>dah, idra>j, inqila>b,  nuqsan, dan 

tagyi>r tetapi tidak ada dari kandungan tersebut yang merusak makna atau nilai 

dari matan hadis sehingga status hadis sebagai hadis sahih li zatihi dapat di 

pertanggungjawabkan berdasarkan penelitian matan yang dilakukan, walaupun 

seharusnya penelitian matan tidak perlu di lakukan karena hadis yang menjadi 

objek kajian merupakan hadis mutawatir lafzi yang dari segi kualitasnya tidak 

diragukan oleh kalangan ulama menurut Syuhudi Ismail. 
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B. Kandungan Hadis Pembangunan Masjid 

Kandungan hadis berisi tentang unsur yang berkaitan pada dalil yang 

dijadikan objek penelitian seperti pemahaman terhadap hadis yang diteliti, 

hukum yang berlaku pada hadis yang dikaji, dan hikmah yang ada dalam hadis.  

Hadis tentang pembangunan masjid yang diriwayatkan oleh ‘Us \ma>n 

apabila diamati dengan seksama mempunyai keterangan terkait pada matan hadis 

yang disampaikan oleh Nabi tentang membangun masjid, yakni sebagai berikut: 

ئَتِوِ، عَلَى يَدَعُوهُ  أَنْ  وَأَحَبُّوا ذَاكَ  النَّاسُ  فَكَرهَِ  الْمَدِينَةِ  مَسْجِدَ  يَ بْنَِ  أَنْ  أرَاَدَ  عُثْمَانَ  أَنَّ  : عُثْمَانُ  فَ قَالَ  ىَي ْ
عْتُ  تًا لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ  للَِّّ  مَسْجِدًا بَ نَ  مَنْ : يَ قُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  سََِ  ٖٙ.مِثْ لَوُ  الْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ

Keterangan terhadap matan pada sebuah hadis secara umum biasa disebut 

dengan istilah ‚Saba>b al-Wuru>d‛ atau istilah jamaknya ‚Asba>b al-Wuru>d‛. 

Asbabul wurud merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah 

bentuk peristiwa atau kondisi yang melatarbelakangi munculnya hadis Nabi.  

Penulis mengidentifikasi munculnya hadis Nabi tentang pembangunan 

masjid berawal ketika Usman hendak merenovasi masjid di Madinah, akan tetapi 

orang-orang tetap ingin mempertahankan bentuk bangunan masjid kala itu. Al-

Khaulany menerangkan suatu ketika ia mendegarkan Usman pada saat orang-

orang membicarakan tentang pembangunan masjid, kemudian Usman berbicara 

dan menyampaikan sabda Nabi tentang pembangunan masjid. Hadis tersebut 

secara hukum memberikan penegasan mengenai haramnya hukum membangun 

masjid karena riya’ sesuai pendapat para imam mazhab. Ibnu Jauzy mengatakan, 

‚Barangsiapa menulis namanya di masjid yang dibangunnya, maka orang 

tersebut telah jauh dari keikhlasan.‛
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Al-Baghawi menjelaskan dalam kitab Syarh} Sunnah bahwasanya para 

sahabat saat itu kemungkinan tidak senang dengan apa yang dilakukan Usman 

terkait dengan pembangunan masjid. Pembangunan Masjid yang dilakukan 

Usman bukanlah membangun masjid dari nol, tetapi Usman hanya memperluas 

masjid dengan merenovasinya. Perbuatan yang dilakukan Usman memberikan 

pemahaman bahwa membangun masjid bukan hanya persoalan pembangunan dari 

awal, tetapi merenovasi juga termasuk bagian dari melakukan pembangunan.
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Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan terkait pembangunan masjid, berikut 

penjelasannya yang dikutip dari Fath} al-Ba>ri : 

 فِ  جََاَعَةٌ  يَشْتََِكُ  أوَْ  الْقَدْرَ  ىَذَا الزّيََِدَةُ  تلِْكَ  تَكُونُ  إلِيَْوِ  يُُْتَاجُ  قَدْراً مَسْجِدٍ  فِ  يزَيِدَ  أَنْ  وَالْمَعْنَ  ظاَىِرهِِ 
ةُ  فَ تَ قَعُ  مَسْجِدٍ  بنَِاءِ  هُمْ  وَاحِدٍ  كُلِّ  حِصَّ  لَكِنَّ  قَ وْلوُُ بَ نَ حَقِيقَةً فِ الْمُبَاشرَة بشرطها. الْقَدْرُ  ذَلِكَ  مِن ْ

 لِْنََّوُ  عَنْوُ  اللَُّّ  رَضِيَ  عُثْمَانَ  اسْتِدْلََلِ  عَلَى الْمُنْطبَِقُ  وَىُوَ  أيَْضًا بِذَلِكَ  الْْمِرِ  دُخُولَ  يَ قْتَضِي الْمَعْنَ 
ٙٙبنَِ فْسِوِ  ذَلِكَ  يُ بَاشِرْ  لَْ  أنََّوُ  الْمَعْلُومِ  وَمِنَ  مِنْوُ  وَقَعَ  مَا عَلَى الَْْدِيثِ  بِِذََا اسْتَدَلَّ 

 

Uraian di atas menjelaskan bahwa ulama memahami hadis tentang 

pembangunan masjid secara lahiriyah bukan hanya membangun masjid dari awal 

tetapi menambahkan sesuatu yang dibutuhkan masjid, bergotong royong, dan 

menangani proses pembangunan maka semuanya itu sudah menjadi bagian dari 

orang yang dimaksud dalam hadis.  

Masjid pada masa sekarang sangat jauh berbeda dari masjid yang ada 

pada masa Nabi. Masjid di masa kini yang telah dilapisi keramik atau marmer 

sangat berbeda dengan bentuk masjid di masa Nabi sehingga ketentuan hukum 

yang berlaku juga berbeda.
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Hal ini sesuai riwayat hadis yang terdapat di kitab Sunan Abu Da>ud, 

yakni berikut isi hadisnya:  

، عْدِيِّ ثَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِ نَ عَامَةَ السَّ ثَ نَا مُوسَى بْنُ إِسَْاَعِيلَ، حَدَّ عَنْ أَبِ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِ  حَدَّ
نَمَا رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اُلل عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَِِصْحَابوِِ إِذْ خَلَعَ نَ عْ  ، قاَلَ: بَ ي ْ لَيْوِ فَ وَضَعَهُمَا سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ

ا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ ألَْقَوْا نعَِالَْمُْ، فَ لَمَّ  ا قَضَى رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اُلل عَلَيْوِ وَسَلَّمَ صَلَاتوَُ، عَنْ يَسَارهِِ، فَ لَمَّ
نَا نعَِالنََا ؟قاَلَ: مَا حَملََكُمْ عَلَى إلِْقَاءِ نعَِالِكُمْ  فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى  .قاَلُوا: رَأيَْ نَاكَ ألَْقَيْتَ نَ عْلَيْكَ فأَلَْقَي ْ

وَقاَلَ:  (أوَْ قاَلَ: أذًَى) يلَ صَلَّى اُلل عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أاََننِ فأََخْبَ رَنِ أَنَّ فِيهِمَا قَذَراً اُلل عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جِبرِْ 
ه . )روا فِيهِمَاإِذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ إِلَ الْمَسْجِدِ فَ لْيَ نْظرُْ فإَِنْ رَأَى فِ نَ عْلَيْوِ قَذَراً أَوْ أذًَى فَ لْيَمْسَحْوُ وَلْيُصَلِّ 

  ٛٙأبو داود(

Artinya: 
Mu>sa bin ‘Isma>‘i>l telah menceritakan kepada kami, H{amma>d bin salamah 
telah menceritakan kepada kami, dari Abu> Na‘a>mah as-Sa‘di>, dari Abu> 
Nad}rah, dari Abu> Sa‘i>d al-Khudri ia berkata, ‚Ketika Rsulullah hendak 
shalat dengan para sahabatnya, beliau melepas sendalnya dan meletakkan 
di sebelah kirinya. Begitu jamaah melihatnya, mereka langsung mengikuti 
dengan melepaskan sendal mereka. Setalah shalat Rasulullah saw. 
bersabda: ‚Apa sebab kalian melepaskan sendal?‛ Mereka menjawab: 
‚Kami melihat engkau mencopot sendal, maka kami mengikuti apa yang 
engkau lakukan.‛ Maka Rasulullah saw. bersabda: ‚Sesungguhnya malaikat 
Jibril saw. datang dan memberitahu kepadaku bahwa ada kotoran yang 
menempel di sendalku.‛ Dan Rasulullah bersabda: ‚Apabila ada diantara 
kalian yang hendak pergi ke masjid, maka hendaknya ia memperhatikan 
kotoran tersebut dengan membersihkannya kemudian shalat dengan 
menggunakan sendal tersebut‛ (Hadis Riwayat Abu Daud). 

Hadis tentang shalat memakai sendal tidak hanya dipahami secara 

tekstual saja, karena hal tersebut bisa saja memuculkan pemikiran bahwa di 

antara sunnah Nabi adalah shalat di masjid dengan memakai sendal. Masjid di 

masa Nabi terdiri dari sepetak tanah persegi dengan pagar di sisinya dan lantai 

masjid masih dari pasir dan keirkil, sehingga dalam memahami hadis tersebut 

perlu melihat hadis dari segi konteksnya agar tidak terjadinya kesalahpahaman.
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تًا لَوُ  اللَُّّ  بَ نَ   مِثْ لَوُ  الْْنََّةِ  فِ  بَ ي ْ  (Allah akan membangunkan baginya rumah di 

surga yang semisalnya), Imam Ah}mad meriwayatkan hadis serupa dari Watsilah 

dengan lafal  َمِنْوُ  أفَْضَلَ  الْْنََّةِ  فِ  لَوُ  اللَُّّ  بَ ن  (Allah akan membangunkan untuknya di 

surga yang lebih baik darinya. An-Nawawi berkata, ‚Kemungkinan yang 

dimaksud adalah bahwa keutamaannya atas rumah-rumah di surga diibaratkan 

seperti keutamaan masjid atas rumah-rumah di dunia.‛  ِالْْنََّةِ  ف  (di surga), bahwa 

pelaku dari perbuatan yang disebutkan dalam hadis itu akan masuk surga, karena 

dengan dibangunkannya rumah di surga untuk ditinggali dan orang tersebut tidak 

akan menempatinya kecuali setelah masuk surga, Wallahu a’lam.
70

 

Al-Qurt}ubi> berkata, ‚Allah menjadikan seluruh tempat di bumi sebagai 

masjid dan hal tersebut menjadi keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi 

Muhammad saw. dan umatnya.‛ Fungsi masjid yang penting membuat ulama tak 

luput untuk tetap memberikan perhatian terhadap hukum maupun aturan dalam 

membangun masjid, bahkan imam Zarkasyi dalam bukunya yang berjudul A‘lam 

as-Saji>d bi Ah}ka>m al-Masa>jid membahas hal tersebut. Masjid di masa keemasan 

Islam menjadi tempat untuk para ulama beserta muridnya berkumpul dalam 

rangka mengkaji ilmu agama, serta menjadi tempat untuk melakukan 

musyawarah, bertukar pikiran serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan 

untuk membangun persatuan Islam. Urgensi masjid dalam memajukan peradaban 

diantaranya sebagai tempat bersatunya umat Islam yang dimana orang miskin, 

orang kaya, pejabat, dan semua orang di setiap lapisan masyrakat bertemu dalam 

satu ruangan yang sama dengan tujuan yang sama yakni menghadap kepada yang 

maha kuasa yaitu Allah swt.
71
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Ah}mad bin ‘Ali bin H{ajar Abu> Fad}l al-‘Asqala>ni, Fath} al-Ba>ri> Syarh} S{ah}i>h} al-Bukha>ri, 

Juz 1, h. 551. 
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Abdullah bin 'Abdurrah}ma>n al-Bassa>m, Taud}i>h}u al-Ah}ka>m min Bulu>ghul Mara>m, Juz 2 

(Cet. V; Makkah: Maktabah al-Asadi>ya, 1423 H/2003 M), h. 111-112. 
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C. Nilai-nilai Sunnah Pembangunan Masjid di Masjid Darul Muttaqin Minasa 

Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar 

Bangunan masjid sejak masa Nabi dari waktu ke waktu terus mengalami 

perubahan dan peningkatan mengikuti kemajuan peradaban. Perluasan masjid 

yang pertama kali dilakukan setelah Nabi wafat yaitu oleh Umar pada tahun 17 

hijriah di masjidil Haram dengan beberapa pembaruan yang dilakukannya, salah 

satunya seperti pembuatan benteng. Masjid yang dikembangkan Umar kemudian 

direnovasi dan diperluas oleh Usman dengan membentuk masjid menjadi sebuah 

karya arsitektur yang megah dengan bahan-bahan bangunan yang kokoh dan 

kuat. Pembangunan masjid menyebar dan berkembang ke seluruh penjuru dunia, 

diantaranya: 

1. Masjid di Bait al-Maqdis yang dibangun berbentuk lingkaran dengan 

dinding dari tanah liat tanpa atap. 

2. Masjid di Kufah yang dibangun dengan bahan dari bangunan Persia 

pada tahun 17 hijriah serta bangunan yang telah dilengkapi mihrab dan 

menara. 

3. Masjid al-Atiq yang dibangun oleh Amr bin al-Ash pada tahun 21 

hijriah tepatnya di Mesir, yang saat itu masjid ini sudah lebih maju 

dibanding masjid sebelumnya.
72

 

Masjid merupakan tempat dengan manifestasi penting dalam perjalanan 

umat Islam. Semangat umat Islam yang begitu besar ditandai dengan banyaknya 

masjid tersebar di setiap tempat seperti perkantoran, lembaga pendidikan, bahkan 

tempat wisata yang menandakan kemajuan Islam.
73
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Nurul Jannah, ‚Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus Di Kota 

Medan)‛, h. 44. 
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Marzulinda, ‚Faktor Kurangnya Pemanfaatan Masjid (Studi Kasus Masjid Darussalam 

Di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur)‛, h. 16. 
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Ketentuan ataupun proses pembangunan masjid yang tampak dari sejarah 

Islam dengan fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat pada umumnya sangat 

jauh berkembang, yang dimana terdapat banyak pemaknaan masyarakat terhadap 

hadis Nabi tentang membangun masjid hingga menjadi sebuah bentuk praktik.  

Praktik pembangunan masjid dengan tujuan untuk meningkatkan 

kapasitas dan luas masjid menurut salah satu pengurus masjid yang menjabat 

sebagai sekretaris masjid Darul Muttaqin Minasa Upa menjelaskan bahwa: 

Sejak awal dibangun hingga sampai tahun 2012 masjid telah mengalami 
dua kali pembangunan, dan puncaknya di tahun 2012 dengan melihat 
perkembangan masyarakat yang begitu besar sehingga bentuk bangunan 
masjid yang sudah tidak bisa menampung jamaah dalam jumlah yang 
banyak, kemudian kondisi masjid yang saat itu juga sudah tidak 
memungkinkan untuk melakukan shalat Idul Fitri dalam masjid akhirnya di 
tahun tersebut pengurus masjid rapat untuk berencana mengadakan 
pembangunan secara besar-besaran dengan meratakan atau merobohkan 
bangunan masjid sehingga dibangun dari awal lagi.74

 

Pembangunan masjid yang hendak dilakukan kembali atau dengan kata 

lain masjid dibangun kembali memiliki nilai sosial dengan memperhatikan tujuan 

dan fungsi masjid tersebut bagi masyarakat sehingga tujuan tersebut bukan 

hanya sebuah agenda yang dilaksanakan dalam rangka mempercantik atau 

memegahkan bangunan masjid, tetapi ada niat dan tujuan mulia di dalamnya.  

Terkait dengan yang dikemukakan informan di atas, informan juga 

menyampaikan bahwa pembangunan masjid yang dilakukan tentunya tidak lepas 

dari banyaknya perbedaan pendapat dalam proses pembangunannya di tengah 

masyarakat, tetapi informan berpandangan bahwa semua perbedaan pendapat itu 

memiliki tujuan yang sama yaitu semata-mata untuk hal kebaikan meskipun ada 

perbedaan-perbedaan berkaitan dengan pembangunan masjid tersebut. 
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Zul Ishaq Nur (43 tahun), Sekretaris Pengurus Masjid Darul Muttaqin Minasa Upa 

Kec. Rappocini Kota Makassar, Wawancara, 9 April 2023. 
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Pembangunan masjid yang dilakukan oleh para pengurus masjid 

merupakan sebuah pencapaian besar dengan melalui tenaga dan pikiran untuk 

menemukan metode yang tepat untuk menjadi solusi dalam melancarkan 

pembangunan masjid yang dilakukan, seperti di katakan oleh salah satu pengurus 

masjid yang juga sebagai informan bahwa: 

Salah satu dari tujuan yang ingin kami capai adalah bagaimana melengkapi 
sekaligus meningkatkan sarana-sarana yang ada dimasjid denga tujuan agar 
setiap orang yang masuk ke masjid merasa tenang dalam beribadah yang 
dalam prosesnya sangat membutuhkan supporting dana dari masyarakat, 
oleh karenanya untuk mencapai hal tersebut salah satu yang kami lakukan 
adalah dengan kotak amal yang jalan setiap setelah selesai shalat, sebagai 
bentuk motivasi kami juga menempel atau memasang hadis yang ada 
kaitannya dengan pembangunan masjid di kotak amal tersebut.75

 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama informan, 

informan menyampaikan bahwa pemasangan tulisan-tulisan hadis pada kotak 

amal merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengingatkan 

pentingnya pembangunan masjid.  

 

 

 

 

 

 

 

Ide awal dari metode tersebut dijelaskan merupakan masukan dan saran 

dari jamaah, dan juga berasal dari hasil studi banding yang dilakukan pengurus 

masjid Darul Muttaqin Minasa Upa di beberapa masjid, salah satunya masjid 

yang terdapat di Kabupaten Barru.  
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Muttaqin Minasa Upa Kec. Rappocini Kota Makassar, Wawancara, 26 Maret 2023. 



99 

 

 

 

Informan juga menyampaikan bahwa tulisan-tulisan hadis yang disebar 

pada dasarnya telah diketahui oleh para jamaah melalui ceramah-ceramah yang 

diberikan para Da’i tentang keutamaan membangun masjid. Hasil wawancara 

dengan informan di lapangan menunjukkan bahwa hadis Nabi yang menjadi 

landasan praktik telah diketahui secara masyhur, baik dari pengurus masjid 

maupun jamaah sebagai sumber insipirasi melakukan pembangunan masjid. 

Pengurus masjid sebagai pemberi makna kemudian mewujudkan 

pemaknaan tersebut dalam sebuah bentuk tindakan atau praktik dalam kehidupan 

sehari-hari. Hadis Nabi yang menjadi landasan praktik secara khusus pengurus 

masjid memaknai sebagai bentuk motivasi bagi masyatakat untuk menyumbang, 

dan sebagai metode pengurus dalam memaksimalkan pembangunan melalui dana 

yang masuk dari masyarakat. Beberapa bentuk bantuannya lainnya yang juga 

berasal dari masyarakat selain bentuk dana diantaranya sebagai berikut: 

1. Bantuan listrik tenaga surya dari lembaga masyarakat. 

2. Bantuan batu bata ataupun perlengkapan bangunan lainnya dari jamaah. 

3. Bantuan pengadaan lahan usaha dari Bank Muamalat. 

4. Bantuan perlengkapan alat kurban dari pemerintah. 

5. Bantuan renovasi bagian kubah masjid. 

Informan mengatakan pembangunan masjid yang dipahami dan diyakini 

dalam hadis Nabi bukan hanya dengan langsung membangun satu masjid: 

Saya pikir kita dalam mengartikan hadis itu bukan berarti bahwa kita 
sendiri yang harus membangun, jadi membangun itu bukan dalam hal 
materi saja tetapi kita dalam meberikan ide itu juga sudah bagian dari undil 
kita dalam membangun, jadi bukan cuma bantuan materi atau kita sendiri 
yang harus membangun masjid, membangun juga bisa berarti bahwa 
kolektif yaitu bersatu bergotong royong untuk membangun dan bukan 
hanya pribadi. Jadi apapun yang kita sumbangkan baik materi, tenaga, atau 
pikiran itu semua sudah termasuk membangun jadi bukan cuma materi.76
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Penjelasan informan di atas sangat sesuai dengan yang dijelaskan oleh 

Ibnu Hajar al-Asqalani pada bagian sebelumnya terkait kandungan hadis tentang 

membangun masjid. Sampai di sini terlihat persamaan pemahaman antara makna 

tekstual hadis Nabi sebagaimana yang dirumuskan ulama dengan pemaknaan 

yang dipahami oleh pengurus masjid Darul Muttaqin Minasa Upa.  

Pemahaman dari informan yang dijadikan sebagai landasan menunjukkan 

implikasi praksis yang sama
77

 sehingga nila-nilai sunnah yang hidup bukan saja 

hanya dari tradisi tulisan dalam bentuk tulisan hadis, tradisi lisan dalam bentuk 

penyampaian hadis membangun masjid, juga melalui tradisi praktik dengan 

pembangunan masjid yang dilakukan berdasarkan adanya pemaknaan yang di 

konstruks oleh pengurus masjid Darul Muttaqin Minasa Upa dari yang telah di 

jelaskan oleh para ulama terkait pemahaman tentang pembangunan masjid. Hasil 

wawancara beserta pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa 

informan memperkuat keyakinan adanya living sunnah dengan mengaitkan pada 

hadis yang diteliti yaitu hadis membangun masjid pada pembangunan masjid di 

masjid Darul Muttaqin Minasa Upa yang berlandaskan hadis Nabi. 

  

                                                 

77
Nor Salam, Living Hadis: Integrasi Metodologi Kajian ’Ulumul Al-Hadis Dan Ilmu-

Ilmu Sosial, h. 117. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pembahasan sebelumnya, 

maka peneliti menarik kesimpulan diantaranya: 

1. Hadis tentang pembangunan masjid yang penulis teliti terdapat sebanyak 

22 riwayat dalam 9 kitab hadis secara keseluruhan dengan menggunakan 

5 tiga metode takhrij hadis. Penulis menyimpulkan bahwa hadis yang 

dikaji berkategori maqbul serta dari segi kuantitasnya termasuk hadis 

mutawatir lafdzi yang kualitasnya sahih lidzatihi sehingga dapat 

dijadikan sebagai hujjah. Keyakinan yang diperoleh dari hadis yang 

periwayatannya mencapai mutawatir sama dengan al-Qur’an yang 

periwayatan ayatnya berlangsung secara mutawatir. 

2. Kandungan yang terdapat di dalam hadis tentang pembangunan masjid 

adalah makna pernyataaan ‚barangsiapa‛ mencakup semua orang tanpa 

memandang status sosial, dan makna ‚membangun‛ yang terkandung 

dalam hadis pada hakikatnya digunakan bagi orang yang menambahkan 

sesuatu yang dibutuhkan masjid, mereka yang turun tangan langsung pada 

proses pembangunan, termasuk pemberi saran atau yang menganjurkan 

membangun masjid. 

3. Nilai-nilai sunnah pembangunan masjid di masjid Darul Muttaqin Minasa 

Upa dapat dilihat dari renovasi masjid yang dilakukan sebagai tradisi 

praktik, penyampaian hadis tentang keutamaan membangun masjid dari 

para da’i sebagai tradisi lisan, dan pengumpulan dana pembangunan 

dengan menempelkan tulisan-tulisan hadis di kotak celengan masjid 

sebagai bagian dari tradisi tulisan. Pembangunan masjid juga dilakukan 
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dengan bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga tertentu guna dalam 

meningkatkan sarana masjid sehingga para jamaah merasa nyaman dalam 

melaksanakan ibadah. Pembangunan masjid dilaksanakan dengan adanya 

landasan hadis sebagai motivasi dalam proses pembangunan serta 

kesesuaian pemaknaan hadis Nabi yang dirumuskan ulama dengan yang 

dipahami oleh pengurus masjid dalam mengamalkan hadis Nabi. 

B. Implikasi 

Pembangunan masjid dalam perspektif hadis penting untuk dipahami, 

diresapi dan diamalkan dalam kehidupan bagi umat Islam. Banyaknya orang yang 

berlomba-lomba membangun masjid tanpa memahami maksud yang terkadung 

dari hadis tentang keutamaan membangun masjid. Kajian tentang pembangunan 

masjid perspektif hadis menarik untuk dikaji guna memahamkan masyarakat luas 

mengenai hal tersebut, sehingga terjadinya pembangunan masjid yang sesuai 

dengan apa yang dijelaskan ulama yaitu bukan hanya berlomba membangun 

tetapi juga berlomba menghidupkan masjid dengan senantiasa melaksanakan 

kewajiban kita kepada Allah swt. 

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan tulisan ini masih terdapat 

kekurangan sehingga sangat perlu mendapatkan kritikan, saran, maupun ide-ide 

yang dapat bermanfaat guna memperbaiki dan menyempurnakan tulisan penulis.
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1. Masjid Darul Muttaqin Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar 
(pengambilan gambar pada tanggal 26 Maret 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bagian dalam bangunan masjid lantai 1 dan 2 (13 Januari 2023) 
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3. Bagian teras Masjid pada teras depan dan belakang (26 Maret 2023) 

 

 

 

 

  

4. Sarana masjid seperti TV, tempat penitipan sendal, dan AC (26 Maret 2023) 

 

 

 

 

 

5. Bagian Bangunan Masjid yang di Renovasi seperti tehel luar masjid, tempat 

wudhu, dan bagian kubah masjid (pengambilan gambar 26 Maret 2023) 
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6. Prasarana Masjid Food Court Berdaya dan Koperasi Masjid (26 Maret 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tulisan Hadis di Celengan Masjid (gambar pada tanggal 12 Januari 2023) 
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8. Kegiatan Masjid Rapat Bulanan, Badan Amil Zakat, dan Majelis Ta’lim, dll 

(pengambilan gambar pada tanggal 14 April 2023) 
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9. Perencanaan Renovasi Teras Masjid (pengambilan gambar Januari 2023) 
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10. Wawancara bersama Para Pengurus Masjid Darul Muttaqin Minasa Upa 

(pengambilan gambar pada tanggal 26 Maret – 9 April 2023) 
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