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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif 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

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D De د
 z\al z\ zet (dengan t itik di atas) ذ
 ra R Er ر
 zai Z Zet ز
 sin S Es س
 syin Sy es dan ya 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 di bawah) ط
 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain G Ge غ
 fa F Ef ف
 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 هـ
 hamzah ’ Apostrof ء
 ya Y Ye ى

 

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
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2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a َ ا 
kasrah i i ِا 
d}ammah u u َ ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i   َـى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَ  

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

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

d}ammah dan wau   وـ  

a> 

u> 

a dan garis di atas 

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

u dan garis di atas 

 ـى
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 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يَمُوْتُ 

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 : رَوْضَةُ الأطَْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَدِيْنَةُ الَْفَاضِلَة ُ

 al-h}ikmah : الَْحِكْمَة ُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana :  رَبَّناَ 

يْناَ   <najjaina :  نَجَّ

 al-h}aqq :  الَْحَقّ ُ 

مَ   nu“ima :  نُعِّ

 aduwwun‘ :  عَدوُ  

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
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biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الَشَّمْسُ 

لْزَلَة ُ   al-zalzalah (az-zalzalah) :  الَزَّ

 al-falsafah :  الَْفلَْسَفَة ُ

 al-bila>du :  الَْبلادَُ

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 :  تأَمُْرُوْنَ 

 ‘al-nau :  الَنَّوْعُ

 syai’un :  شَيْء  

 umirtu :  أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>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 
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hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِاللهِ   di>nulla>h دِيْنُ اللهِ 

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    همُْ فيِْ رَحْمَةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. 

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

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

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

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

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

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

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

catatan rujukan (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 

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>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r 
H{ami>d Abu>) 
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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 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama   : NUR RESKI 

Nim       : 30700116012 

Judul   : Penyebaran Aib Sendiri dalam Perspektif Hadis Nabi saw. 

                          (Suatu Kajian Tah}li>li>  terhadap Riwayat Abu> Hurai>rah ra.) 

 

 

 

Adapun pokok permasalahan penelitian dirumuskan dalam tiga bentuk 

pertanyaan; Bagaimana Kualitas Hadis tentang Penyebaran Aib Sendiri, Bagaimana 

Kandungan Hadis tentang Penyebaran Aib Sendiri, Bagaimana Relevansi Hadis 

tentang Penyebaran Aib Sendiri pada Era Masa Kini. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hadis tentang 

penyebaran aib Sendiri, untuk mengetahui kandungan hadis tentang penyebaran aib 

sendiri, untuk mengetahui relevansi hadis tentang penyebaran aib sendiri pada era 

masa kini. 

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (library research dengan 

metode tah}li>li> dengan menganalisis data menggunkan tiga teknik interpretasi, yaitu 

tekstual, intertekstual dan kontekstual. Adapun pendekatan yang digunakan ialah 

pendekatan ilmu hadis dan pendekatan psikologi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Kualitas hadis yang berkaitan 

dengan penyebaran aib sendiri dinilai s{ah{i>h} 2). Sedangkan kandungan hadis tentang 

menyebarkan aib sendiri yaitu: Hadis ini merupakan hadis yang disampaikan 

Rasulullah saw. dalam bentuk larangan. Larangan ini mengacu pada semua hal yang 

terkait dengan mengumbar aib. 3).Relavansi hadis Nabi dalam konteks kekinian 

dalam hadis nabi tentang penyebaran  aib sendiri yaitu dalam era sekarang ini yang 

dimana sering kita menyaksikan betapa mudahnya seseorang mengumbar aib 

sesama, melempar tudingan, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskannya 

dan bahkan menjadikannya sebagai lelucon tanpa menyadari akan bahayanya. 

Untuk diperhatikan dan diketahui oleh banyak orang agar seseorang tidak 

mudah untuk menyebarkan aibnya apalagi di zaman sekarang dengan canggihnya 

teknologi seseorang dengan mudahnya mengumbar aibnya di media sosial. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam telah merangkum berbagai kemaslahatan umat manusia yang mmiliki 

dasar landasan dari al-Qur’an dan hadis. al-Qur’an adalah firman Allah swt. 

merupakan kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. yang sebagian 

besar diturunkan sebagai respon atas keadaan yang dialami oleh Nabi Muhammad 

saw. dan para sahabatnya. Diantara sebagian banyak yang dibicarakan al-Qur’an ada 

yang membahas mengenai ibadaah, muamalah, dan kebanyakan terdiri dari ayat-ayat 

muhkam dan sebagian lain tentang alam, potongan-potongan masa lampau yang 

sebagian besar terdiri dari ayat-ayat mutasyabih. al-Qur’an adalah pedoman dalam 

seluruh aspek kehidupan yang mayoritas penjelasannya diungkapkan secara global 

yang kemudian dijelaskan secara terperinci oleh hadis Nabi saw. baik dalam bentuk 

perkataan maupun perbuatan. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad saw. disebut dengan hadis baik dari segi ucapan atau perkataan, 

perbuatan, taqrir  maupun hal ihwal atau keadaan yang ada padanya. 

Seorang muslim yang senang menggunjingkan saudaranya sesama muslim 

disebut sebagai orang yang berkhianat dan dibenci Allah swt. menggunjing berarti 

membicarakan hal-hal yang ada dalam diri saudaranya sesama muslim, sedang 

saudaranya tidak menyukainya. Menggunjing sama dengan membuka aib orang lain 

sebab, biasanya yang dibicarakan dalam gunjingan adalah tentang keburukan. 

Sementara itu, islam memerintahkan setiap muslim supaya menutup aib, baik aib 

sendiri maupun aib orang lain.  
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Islam telah memerintahkan kita supaya menutup aib diri sendiri. Membuka 

aib sendiri saja dilarang, apalagi membuka aib orang lain, hanya orang yang tidak 

memiliki rasa malu yang akan membuka aibnya sendiri. Hanya orang yang tidak 

mengindahkan ajaran islam yang akan membuka aib orang lain. Ada dua jenis aib 

dalam islam, yaitu aib khalqiyah dan aib maksiat. Aib khalqiyah adalah aib yang 

sifatnya qudrati, dan bukan termasuk perbuatan maksiat. Contohnya adalah cacat 

fisik, cacat bawaan (sejak lahir). Sedangkan aib maksiat adalah perbuatan maksiat 

yang dilakukan oleh seorang muslim, baik secara diam-diam maupun terang-

terangan. 

Aib maksiat khususnya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, terbagi 

menjadi dua. Yaitu, yang berhubungan dengan Allah swt. dan yang berhubungan 

dengan sesama manusia. Aib maksiat yang berhubungan dengan Allah swt. seperti 

minum khamar, berzina, dan segala bentu larangan-Nya yang lain. Adapun aib 

maksiat yang berhubungan dengan sesama manusia adalah perbuatan tidak terpuji 

yang merugikan orang lain. Contohnya adalah korupsi, mempermalukan orang lain, 

dan beragam jenis perbuatan keji lainnya. Ketika mengetahui orang lain melakukan 

aib maksiat atau menyandang aib khalqiyah, kita tidak boleh membeberkan dengan 

tujuan merendahkannya. Misalnya, Ketika ada tetangga baru di kompleks rumah 

Anda yang memiliki cacat fisik, kemudian Anda dan rekan-rekan Anda 

menggunjingkan kondisi fisik tetangga Anda tersebut, maka hal tersebut sama saja 

dengan membuka aibnya. 

Meskipun faktanya tetangga Anda memang cacat secara fisik, membicarakan 

kecacatannya hanya akan mendatangkan laknat Allah swt. Bagi Anda. Tidak 

berlebihan apabila mayoritas ulama menerangkan bahwa menyebarkan aib khalqiyah 
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berarti menghina Allah swt. sebagai Sang Pencipta. Bahkan, menggunjingkan aib 

maksiat orang lain hukumnya dosa.1  

Aspek kehidupan Nabi Muhammad saw. memberikan banyak sekali 

pembahasan dalam hadis seperti cara berdagang, berinteraksi dengan masyarakat, 

betutur kata yang baik, bertetangga, bertamu, makan, minum, tidur, berpakaian, 

mandi, menghormati orang tua, dan lain-lain bahkan mengenai menjaga aib diri 

sendiri yang di mana aib kita perlu di jaga sehingga tidak tersebar ke orang lain agar 

kiranya kita.terus menerus.berupaya.meningkatkan kualitas.ibadah.kepada.Allah 

swt. dan Rasulullah saw. sebagai sumber teladan bagi umat manusia.  

Sebagai manusia biasa, secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau 

tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau 

dosa. Baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung 

dengan Allah swt. maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan sesama 

manusia. Namun demikian, seorang Muslim diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah 

swt. untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan 

taubat. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Tahrim/66:8 yang berbunyi: 

تُ  ءَامَنوُا۟  ٱلَّذِينَ  َٰٓأيَُّهَا  تٍ  يَ  جَنَّ  سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيدُخِْلَكُمْ  عَنكُمْ  يكَُفِّرَ  أنَ  نَّصُوحًا عَسَى  رَبُّكُمْ  توَْبةًَ   ِ ٱللََّّ إِلىَ  ا۟  وبوَُٰٓ

يسَْعىَ    نوُرُهُمْ  مَعهَُۥ ۖ  ءَامَنوُا۟  وَٱلَّذِينَ  ٱلنَّبِىَّ   ُ ٱللََّّ يخُْزِى  لَا  يوَْمَ  رُ  ٱلْأنَْهَ  تحَْتِهَا  مِن  أيَْ تجَْرِى  دِيهِمْ  بيَْنَ 

َٰٓ ۖ إنَِّكَ عَلىَ  كُلِّ شَىْءٍ قدَِير َٰٓ أتَْمِمْ لنَاَ نوُرَناَ وَٱغْفِرْ لنَاَ نِهِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ  وَبأِيَْمَ 

 
Terjemahan:  
 

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah swt. dengan 
taubatan nasuhah (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu 
akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu kedalam surga 
yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, pada hari Ketika Allah swt. tidak 

 
1 Rizam Azid, Para Musuh Allah, (Cet. 1; Yogyakarta: 2007), h. 61-64. 
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menghinakan Nabi dan orang-orang muikmin yang Bersama-Nya, sedang 
cahaya mereka memancar dihadapan dan disebelah kanan mereka, sambal 
mereka mengatakan: “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami 
dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 
(QS. al-Tahrim/66: 8)2 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. itu maha Pengampun. Maka, sudah 

seharusnya seorang muslim menyegerakan diri untuk bertaubat kepada-Nya dari 

segala dosa. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat atau semurni-murninya taubat, 

yang biasa disebut dengan ”taubatan nasuha”. Bertaubat adalah perkara utama yang 

menyelamatkan manusia, sebagaimana Allah swt. memerintahkan para hambanya 

agar bertaubat dan beristighfar kepada-Nya dari dosa-dosa yang diperbuat.  

Pada zaman sekarang, sering kali kita jumpai seseorang yang dengan 

mudahnya mengumbar aib hanya dengan melihat sesuatu atau mendengar dari 

seseorang padahal perkara tersebut sudah jelas dilarang dalam agama. Selain itu 

hanya melihat dari sisi negatifnya saja tanpa melihat sisi positifnya. 

Olehnya itu, Allah swt. memberikan peringatan kepada manusia untuk 

menjauhi perbutan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an pada surah al-

Nur/24:19 yang berbunyi: 

ا لَّذِيْنَ يحُِ  يَ إِنَّ  وَا لْءَخِرَةِ وَا للهُ  ا لدُّنْياَ  ألَِيم  فىِ  لَهُمْ عَذاَب   ءَامَنوُا  ا لَّذِينَ  فىِ  ا لْفَّحِشَةُ  تشَِيْحَ  أنَْ  عْلَمُ  بُّونَ 

 وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ.  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji 
itu tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih 

 

2Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnnya Edisi 

Penyempurnaan, (Cet.1; Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 561 
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didunia dan akhirat. Dan Allah swt. mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui”.3 
 
Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai bahan untuk 

meningkatkan kesadaran kepada pembaca dan terutama kepada penulis sendiri 

tentang bahayanya orang yang suka mengumbar aib. Sebab, banyak kasus yang 

beredar gemar mengumbar aib baik aib sendiri maupun aib orang lain salah satunya 

yaitu postingan yang penulis kutip dari website suarasumbar.id 16 Februari 2023, ia 

membagikan postingan yang berbunyi “ Tak Bosan-Bosan Umbar Aib Selingkuh, 

Netizen Curiga Denise Chariesta Pakai Narkoba: Matanya bohong makin tidak jelas. 

Selanjutnya penulis kutip dari website liputan6.com 16 Februari 2023, ia 

membagikan postaingan tentang “Curhat di Media Sosial Sama dengan 

Menelanjangi Diri Sendiri”. 

Viral informasi dan berita tentang gemar mengumbar aib terutama di media 

sosial, bermedia sosial telah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang, sakin 

terbilang eksisnya apapun kegiatan terkadang kerap kali dibagikan pada akun media 

sosial. Dari mulai kegiatan sehari-hari, kumpul dengan kerabat, sanak saudara, atau 

bahkan ketika mendapat masalah. Tapi sayangnya bukannya meraih simpati dari 

teman dunia maya, bisa-bisa justru mendapat cibiran dari mereka. Oleh karena itu 

ketahuilah problem kerugian ketika mengumbar masalah di media sosial agar lebih 

bijak dalam menggunakannya. 

1. Mengumbar masalah di media sosial sama dengan membuka aib sendiri 

Ketika mengalami kesulitan atau masalah, hendaknya tidak langsung 

membagikan ke media sosial. Sebab, itu sama saja sedang mengumbar aib 

sendiri. Orang pun mungkin akan menggap lemah dan kurang dewasa 

dalam menghadapi masalah sendirian. 

2. Terkadang bukan solusi yang kita dapat, melainkan masalah baru 

 
3 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnnya Edisi 

Penyempurnaan, (Cet.1; Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 517. 
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Apa sih untungnya menceritakan masalah pribadi ke media sosial? 

Bukannya simpati, justru akan mendapat kritikan atau cibiran dari 

warganet. jika sudah terjadi bukannya solusi yang kita dapat, melainkan 

rundungan atau masalah baru yang bisa mengganggu Kesehatan mental. 

3. Orang-orang akan kehilangan respek 

Orang-orang akan beranggapan tidak tahu malu lantaran senang 

mengumbar masalah ke media sosial, apalagi jika persoalan yang kerap 

dibagikan itu adalah keburukan-keburukan sendiri. Tidak hanya cibiran 

bisa jadi akan kehilangan respek dari teman-teman dunia maya. 

4. Terkadang hanya dianggap cari perhatian (caper) 

Kita tidak bisa menebak apa yang ada difikiran orang-orang sekitar Ketika 

membaca problematika yang kerap dibagikan pada media sosial. Boleh 

jadi ada diantara mereka yang merasa simpati, begitupun sebaliknya ada 

pula yang beranggapan hanya sekedar cari perhatian. 

5. Orang-orang terdekat bisa ikut terkena dampaknya jika masalah yang kita 

umbar terbilang memalukan 

Bukan haya diri sendiri yang merasa malu, tetapi orang-orang sekitar pun 

bisa terkena dampaknya juga. Kemungkinan ada netizen yang berusaha 

menghubungi teman atau keluarga untuk menanyakan persoalan yang 

sedang terjadi. Lebih parahnya lagi, bisa jadi mereka turut mencibir atau 

meneror orang-orang terdekat. 

6. Bukannya simpati, pihak yang membenci justru akan senang melihat 

ketika sedang tertimpa masalah 

Selain teman baik, di media sosial terkadang kita juga bertemu orang-

orang yang tidak menyukai kita. Bisa jadi, mereka inilah pihak yang akan 

merasa diuntungkan atas masalah yang tengah menimpa seseorang. Diam-

diam mereka akan merasa puas atas masalah yang tengah menimpa. 
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Dengan begitu para haters begitu senang dan sengaja mencibir atau 

mengkritik agar semakin terpuruk.4 

Selanjutnya, masih seputar mengumbar aib yang dimana kasus tersebut 

datangnya dari salah satu artis ternama, dikutip dari website suarasumbar.id berita 

yang berjudul “Tak Bosan-Bosan Umbar Aib Selingkuh, Netizen curiga Denise 

Chariesta pakai Narkoba: matanya bohong makin tidak jelas”, Danise Chariesta 

sempat jadi sorotan netizen karena dinilai kerap mengumbar aib di media sosial, 

bahkan Danise tidak ragu untuk menyinggung artis lain dan membongkar aibnya ke 

publik. Yang dimana Danise Chariesta tampakya terus mengumbar aib 

perselingkuhannya dengan pria inisial RD kepada publik. Padahal RD suami Ayu 

Dewi disinyalir sebagai pria tersebut tidak menggubris isu itu. Seorang netizen 

mengingatkan Denise Chariesta agar berhenti membongkar aibnya sendiri. 

Sayangnya, Danise Chariesta menilai kisah perselingkuhannya dengan suami artis 

inisial RD bukan merupakan aib. Selain itu, Danise Chariesta juga menegaskan tidak 

peduli nama baiknya tercoreng akibat aksinya sendiri. Danise Chariesta menilai 

kisah perselingkuhannya denga pria berinisial RD adalah untuk pembelajaran publik, 

dengan demikian Danise Chariesta meyakini Tuhan akan membalas niatnya 

membeberkan kisah perselingkuhannya berikut. Perihal itu, sejumlah netizen turut 

memberikan respon dan komentar yang beragam. 

Adapun contoh kasus yang selanjutnya datangnya dari problem suami-istri 

yang dimana membagikan postingannya melalui curhat di media sosial. Dikutip dari 

website Liputan6.com berita yang berjudul “Curhat di Media Sosial sama dengan 

Menelanjangi Diri Sendiri”, yang dimana kian hari semakin ramai ibu-ibu curhat 

masalah pernikahan di media sosial. Paling hebohnya adalah video Wanita dengan 

alis tebal dan bulu mata yang cetar membahana ia curhat ketika suaminya tidak 

pernah mengajaknya pergi jalan-jalan, termasuk ke minimarket dekat rumahnya. 

 
4 https://www.idntimes.com/life/inspiration/amp/iis-e/kerugian-suka-mengumbar-masalah-

di-medsos-c1c2 (diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 8.30 WITA). 

https://www.idntimes.com/life/inspiration/amp/iis-e/kerugian-suka-mengumbar-masalah-di-medsos-c1c2
https://www.idntimes.com/life/inspiration/amp/iis-e/kerugian-suka-mengumbar-masalah-di-medsos-c1c2
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Video ibu-ibu yang sudah dandan maksimal itu langsung mendapat tanggapan heboh 

dari warganet. sejak di share pertama di akun Instagram @smart.gram, video ini 

sudah ditonton lebih dari 30 ribu orang dan ditanggapi lebih dari 3 ribu komentar. 

Sejak video tersebut viral, ada ibu-ibu lain yang berperilaku serupa. Topiknya tidak 

jauh berbeda, galau karena jarang dibalai oleh suami sudah tampil cantik tapi jarang 

ditengoki. Eh suaminya malah asyik memancing, main handphone, dan main sepeda. 

Menurut psikolog klinis, Astrid Wen, MPsi, mengumbar masalah perikahan ke 

media sosial bisa berdampak buruk. Aib keluarga yang seharusnya disimpan rapat-

rapat, terkuak dan jadi pergunjingan banyak orang. Inikah namanya menelanjangi 

diri sendiri, tanpa dissadari? “membuka masalah pribadi di sunia maya, khususnya 

dengan pasangan, berisiko akan mengurangi keintiman dengan pasangan. Karena 

yang awalnya dikonsumsi berdua, eksklusif, atau hanya dibagi dikalangan komunitas 

tertentu, kini dijadikan konsumsi publik”, jelas Astrid saat dihubungi Health-

Liputan6.com. 

Kasus diatas merupakan salah satu contoh kasus diantara banyaknya kasus-

kasus yang terjadi akibat gemar mengumbar aib. Mengumbar aib dinyatakan dalam 

hadis Nabi saw. perbuatan tercela. Maka dari itu, beliau juga memberitahu ganjaran 

yang akan diterima oleh seorang muslim yang menyebarkan aib baik aib sendiri 

maupun aib orang lain. 

Sejatinya  tidak ada manusia yang sempurna, ada saja kekurangan yang  

dimiliki umat manusia. Namun, setiap hari pula Allah swt. menutup aib-aib hamba-

Nya, sehingga manusia bisa berjalan tanpa malu di atas bumi ini. Sayangnya, 

manusia tanpa rasa malu, justru menceritakan aibnya kepada orang lain. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan perasaan lega karena menganggap dirinya sudah 

berbagi tentang aib yang dipendamnya selama ini. Rasulullah saw. juga melarang 

keras umatnya yang berbagi aib kepada orang lain. 

ِ حَدَّثنَاَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أخَِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ  الْعزَِيزِ بْنُ عَبْدِ اللََّّ ابٍ عَنْ   شِهَ حَدَّثنَاَ عَبْدُ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللََّّ ِ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ هرَُيْرَةَ يقَوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ تيِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ  يقَوُلُ كُلُّ أمَُّ
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جُلُ باِللَّيْلِ عَ  ُ عَليَْهِ مُعاَفىً إلِاَّ الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أنَْ يَعْمَلَ الرَّ مَلًا ثمَُّ يصُْبِحَ وَقَدْ سَترََهُ اللََّّ

  ِ يَكْشِفُ سِترَْ اللََّّ وَيصُْبِحُ  رَبُّهُ  كَذاَ وَكَذاَ وَقَدْ باَتَ يسَْترُُهُ  الْباَرِحَةَ  عَمِلْتُ  فلَُانُ  ياَ  )رواه   عَنْهُ فيَقَوُلَ 

 5البخاري(. 

Artinya : 

Abdul aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Akhi Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab dari 
Salim bin Abdullah dia berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: saya 
mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Setiap umatku dimaafkan (dosanya) 
kecuali orang-orang yang menampak-nampakannya dan sesungguhnya di 
antara menampak-nampakkan (dosa) adalah seorang hamba yang melakukan 
amalan di waktu malam sementara Allah swt. telah menutupinya kemudian di 
waktu pagi dia berkata: “Wahai Fulan semalam aku telah melakukan ini dan 
itu, padahal pada malam harinya (dosanya) telah ditutupi oleh Rabb-Nya dan 
di pagi harinya ia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah swt.” 

 
Mengenai aib, banyak ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi saw. yang 

menerangkan agar kita menjauhinya. Karena aib sendiri disebut sebagai bentuk 

kekurangan. Oleh karena itu kita sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan 

khilaf perlu/lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan beribadah, berzikir, 

membaca al-Qur’an, serta banyak-banyak beramal saleh dengan bersedekah. 

Kemudian yang paling penting adalah selalu berfikir positif, serta berpikir dua kali 

sebelum bertindak dengan cara mengintropeksi diri. Dengan demikian, berdasarkan 

uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menganggap perlu menjelaskan 

persoalan tersebut dengan mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Penyebaran 

Aib  Sendiri dalam Perspektif Hadis Nabi saw. (Suatu Kajian Tah}li>li>  terhadap 

Riwayat Abu> Hurai>rah ra.) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka kajian pokok 

yang ingin dibahas oleh penulis mengenai masalah ini adalah “Penyebaran Aib 

 
5 Muhammad ibn Isma’il Abu> Abdillah al-Bukha>ri> al-Ju’fi, S>>>>}ah}i>h} al-Bukhari, Juz VIII (Cet.1; 

Da>r al-T{auq al-Najah, 1422 H), h.20. 
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Sendiri Perspektif Hadis Nabi Saw” untuk lebih terarah dan sistematisnya 

pembahasan ini, penulis akan menguraikan sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kualitas Hadis tentang Penyebaran Aib Sendiri ? 

2. Bagaimana Kandungan Hadis tentang Penyebaran Aib Sendiri? 

3. Bagaimana Relevansi Hadis tentang Penyebaran Aib Sendiri pada Era 

Masa Kini? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Menyadari luasnya pembahasan hadis dalam berbagai disiplin ilmu. Sehingga 

sedini mungkin untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan persepsi menyangkut 

skripsi ini, maka perlu diuraikan tentang Penyebaran Aib Sendiri dalam Perspektif 

Hadis Nabi saw. sebagai langkah awal akan diuraikan pengertian judul, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penyebaran 

Secara bahasa penyebaran adalah proses atau cara untuk menyebarkan suatu 

informasi atau berita. Sedangkan secara istilah penyebaran informasi adalah salah 

satu spesialisasi atau kegiatan khusus dari komunikasi dan dalam istilah ilmunya 

merupakan subdisiplin dari komunikasi massa. Kata penyebaran sering pula disebut 

difusi. Istilah difusi berasal dari bahasa inggris “difussion”. Difusi adalah suatu tipe 

khusus komunikasi. Difusi adalah proses dimana inovasi tersebar kepada anggota 

suatu sistem sosial. Difusi mengkaji tentang pesan-pesan yang berupa gagasan baru, 

sedangkan komunikasi mengkaji semua bentuk pesan. 

Penyebaran informasi, menurut teorinya adalah penyebaran pesan yang berisi 

fakta (data yang sesuai dengan kenyataan). Disamping itu, penyebaran bersifat 

kegiatan kominikatif yang satu arah atau one way traffic of communication, namun 
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dalam perkembangan selanjutnya serta penerapannya mengalami modifikasi atau 

perubahan yang disesuaikan dengan kepentingan dn tujuan dari penyebaran 

informasi. 

2. Aib 

Dalam Bahasa Arab, aib berarti cacat atau kekurangan. Bentuk jamak dari 

kata aib ialah uyub. Sesuatu yang memiliki banyak kekurangan dalam bahasa Arab 

aib disebut dengan ma’ib.6 

3. Sendiri 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sendiri yaitu tidak 

dibantu (dipengaruhi) oleh orang lain. Misalnya Rencana itu adalah hasil pikirannya 

sendiri. Arti lainnya dari sendiri adalah yang paling. Misalnya, ia selalu mau menang 

sendiri, tidak mau menghiraukan pendapat orang lain. 

4. Perspektif Hadis 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif merupakan sudut pandang 

(pandangan).7 Sedangkan hadis itu sendiri ialah segala perkataan Nabi, perbuatan, 

taqrir (pengakuan) beliau dan hal ihwal atau keadaan beliau.8 Jadi, perspektif hadis 

itu melihat dari sudut pandang dari hadis. 

5. Hadis Nabi 

Kata hadis berasal dari Bahasa Arab; al-hadis jamaknya al-hadis al-hidsan, 

dan al-hudsan. Dari segi Bahasa, al-jadid  (baru), al-khabar (kabar atau berita)9. Dari 

segi istilah atau secara terminologis, menurut ulama hadis adalah apa yang 

 
6 Annisa Nurjani, Fenomena Mengumbar Aib dalam al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik), 

Diertasi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 6. 
7Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1167. 
8Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadits, h. 2. 
9 Zainul Arifin, Studi Kitab Hadis, (Surabaya: al-Muna, 2010), h.1. 
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disandarkan kepada Nabi saw baik berupa ucapan, perbuatan, taqrir maupun hal 

ihwal Nabi saw.  

6. Kajian Tah{li>li> 

Metode Tah}li>li> merupakan metode yang menjelaskan hadis Nabi saw. dari 

segala aspek yang berhubungan dengan hadis tersebut, baik aspek sanad, uraian 

makna kosakata (mufradat), uraian makna frase, kalimat dan ungkapan dalam matan 

hadis, status, atau kualitas sanad dan matannya, kaitannya dengan hadis lain, sampai 

kepada asbab al-Wurud, dan pendapat ulama terkait hadis yang bersangkutan.10 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah kegiatan yang dilakukan peneliti dengan mencari 

buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Kajian Pustaka dilakukan untuk mengetahui 

bahwa judul skripsi yang diangkat oleh peneliti belum pernah diteliti oleh orang lain 

atau telah dibahas oleh orang lain, namun terdapat perbedaan spesifik antara hasil 

karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, tesis dan disertasi dengan judul skripsi yang 

akan dibahas peneliti. Adapun karya ilmiah terdahulu yang membahas terkait judul 

skripsi peneliti, yaitu: 

   Pertama, skripsi yang ditulis oleh Annisa Nurjani dari Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021, dengan judul skripsi “Fenomena 

mengumbar Aib dalam Perspektif al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”. Pada skripsi 

ini membahas tentang timbulnya aplikasi-aplikasi kekinian yang tidak lagi bertujuan 

untuk sarana informasi dan komunikasi melainkan dijadikan sebagai ajang 

mempertontonkan aib diri sendiri. Pokok kajian dalam penelitian ini adalah 

 
10 Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah, Dr. Akbar, M.Th.I, Hadis Ahkam Pemikiran Holistik dalam 

Kajian Tah}li>li>, (Gowa: Pustaka al-Zikra,2022), h. 2. 
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bagaimana penafsiran para ulama mengenai ayat-ayat tentang mengumbar aib dalam 

perspektif al-Qur’an, berbeda dengan yang teliti oleh penulis tentang bagaimana 

pandangan para ulama mengenai Penyebaran Aib Sendiri dengan menggunakan 

metode Tah}li>li> dalam perspektif hadis Nabi saw.11 

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Syifa Hamama dan Nanik Ngatikoh yang 

berjudul “Hukum Curhat di Media Sosial (Perspektif Etika Berumah Tangga dalam 

islam)”. Dalam jurnal ini membahas tentang Selektif dalam memilih pergaulan dan 

teman sangat dianjurkan islam, terlebih lagi jika seorang laki-laki menjalin 

pertemanan dengan perempuann yang bukan mahramnya, demikian pula sebaliknya. 

Terkadang mereka bercerita/curhat  dan berkomunikasi tentang problem  rumah  

tangga masing-masing. Akibatnya  terjadi  perselingkuhan  dan  perzinahan sampai 

mengakibatkan perceraian. 

Kehidupan dalam berumah tangga sudah seharusnya dijalani dengan baik. 

Ketika ada masalah antara suami dan istri alangkah baiknya diselesaikan dengan 

kepala dingin. Banyak sekali etika dalam berumah tangga bagaimana cara bersikap 

untuk menyelesaikan masalah. Entah itu bertanya kepada orang tua masing- masing 

ataupun bertanya kepada para  ahli  Islam.  Ketika  ada  masalah  sudah  seharusnya  

sebagai  suami  istri  tidak  boleh mengumbar permasalahan di media social, karena 

itu termasuk menyebar aib keluarganya sendiri.12 

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Zilvi Nurul Izzah yang bejudul “Perspektif al-

Qur’an dan Hadis terhadap Maraknya Perilaku Ghibah di Era Globalisasi”. Dalam 

 
11 Annisa Nurjani, Fenomena Mengumbar Aib dalam al-Qur’an (Kajian Tafsit Tematik), 

Diertasi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 1. 
12 Syifa Hamama, Nanik Ngatikoh, Hukum Curhat dimedia Sosial Perspektif Etika Rumah 

Tangga dalam Islam, Jurnal, Vol.1 (Kebumen: Institut Agama Islam Nahdatul Ulama Kebumen, 

No.1, Th. 2022), h. 23. 
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jurnal tersebut membahas Manusia sebagai Makhluk Sosial, disaat berinteraksi 

terkadang disadari atau tidak disadari pada saat berkumpul perkataan yang 

diucapkan ialah penyakit lisan, yang dapat dikategorikan sebagai ghibah. 

Mengeluarkan kata-kata dari lisan memang sangat mudah. Akan tetapi, 

dampak/akibatnya, kadang yang diucapkan oleh seseorang tidak terpikirkan sama 

sekali, sehingga sadar atau tidak sadar dapat melukai hati (perasaan) seseorang.13 

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Budi Suhartawan yang berjudul “Hak dan 

Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif al-Qur’an (Kajian Tematik)”. Dalam  jurnal 

ini membahas tentang di antara kewajiban istri adalah menutup aib suami yang akan 

merusak hubungan antara kedua pasangan. Di era modern saat ini ada diantara istri 

yang tidak segan-segan menyebarkan aib suaminya di media sosial. Sehingga tidak 

jarang terjadi perkelahian yang menyebabkan adu mulut, yang berujung nyawa 

melayang. Maka istri yang sholehah, tidak seharusnya mengumbar aib suami kepada 

masyarakat umum. Menceritakan aib pasangan, tidak diperbolehkan mengumbar aib 

suami dalam Islam telah dijelaskan pada sumber pokok ajaran Islam. Suami ialah 

pakaian bagi istri dan istri ialah pakaian bagi suaminya. Apabila seorang suami atau 

istri mengumbar aib pasangannya, sama saja ia menelanjangi diri sendiri, sebab 

suami istri ialah satu kesatuan yang saling melengkapi.14 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 
13 Silvi Nurul Izzah, Perpektif AI-Qur’an dan Hadis Terhadap Maraknya Perilaku Ghibah di 

Era Globalisasi, Jurnal (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Th. 2020), h. 12. 
14 Budi Suhartawan, Hak dan Kaewajiban Suami Istri dalam Perspektif al-Qur’an (Kajian 

Tematik), Jurnal, Vol.2, (Bogor: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an (STIQ) Ar-Rahman Bogor, No.2, 
Th.2022), h.123. 
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Jenis penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian kuantitatif dan 

penelitian kualitatif. dalam skripsi ini hanya menggunakan penelitian kualitatif, 

yaitu menerangkan data dalam bentuk uraian dan tidak dapat diwujudkan dalam 

bentuk angka-angka tapi berbentuk suatu penjelasan yang menggmbarkan keadaan 

data tersebut.15  

Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan (library research) yang 

menganalisis data yang bersifat kualitatif, yang berfokus pada penelitian pustaka 

seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu: 

a. Pendekatan Ilmu Hadis 

pendekatan ilmu hadis ialah pendekatan yang digunakan untuk memahami 

suatu hadis, untuk menentukan keotentisitas hadis, pendekatan ilmu hadis digunakan 

dalam rangka untuk membuktikan kes}ah}i>h}an suatu hadis. Berdasarkan perangkat 

ilmu-ilmu hadis yang ada, seperti: 

1) ‘ilm ma’a>ni>l al-hadi>s} yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal  lafal dan 

makna yang terdapat di dalam berbagai matan hadis sesuai dengan 

tuntutan kondisinya.16 

2) ‘ilm rija>l al-hadi>s}, ialah ilmu yang membahas tentang hal ihwal 

kehidupan para dari golongan sahabat, tabi’in, dan tabi’it tabi’in.17 

 
15 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, (Depik: Rajawali Pers, 

2019), h. 27. 
16Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis, (Makassar: Alauddin University Press, 

2012), h. 6. 
17 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, (Cet. X; Bandung: Angkasa, 1994), h. 64. 
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3)  ‘ilm asba>b al-Wuru>d, ialah ilmu yang membahas mengenai sebab-

sebab atau yang melatar belakangi munculnya suatu hadis.18 

4) ‘ilm jarh wa al-Ta’di>l, ialah ilmu yang membahas mengenai hal ihwal 

para perawi dalam bidang menkritik keaiban dan memuji keadilannya, 

dengan norma-norma tertentu sehingga dapat ditentukan siapa di 

antara para rawi yang dapat diterima atau ditolak hadis yang 

diriwayatkannya.19 

b. Pendekatan Psikologi 

Metode ini digunakan untuk mengetahui perilaku, fungsi mental, dan proses 

mental manusia. Sering kali aib sendiri maupun aib orang lain di umbar secara sadar 

atau tidak sadar kemudian kita sebarkan ke orang lain, bahkan kita viralkan ke 

media massa atau media sosial. Sesuatu yang digambarkan buruk dan tidak terpuji 

atau kondisi yang tidak baik tentang kekurangan seseorang apabila diketahui oleh 

orang lain sehingga akan membuatnya merasa malu sehingga membawa dampak 

pikologi yang negatif. Korban yang jadi bahan pembicaraan akan merasa terzalimi, 

atau bahkan merasa tersudutkan (serba salah). Dampak psikologi lainnya ialah 

membuat hubungan lebih renggang, menghambat perkembangan diri, melelahkan 

jiwa dan pikiran, dan membuat anda takut mejadi diri sendiri (kurang percaya diri).20 

3. Langkah-langkah penelitian 

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis gunakan adalah metode 

ta>h}li>li>. Dengan Langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menjelaskan hadis perkata, kalimat secara berurutan. 

 
18 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, h. 66. 
19 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, h. 65. 

20https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/dampak-menghakimi-oranglain/(diakses pada 

tanggal 02 November 2022). 
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b) Menerangkan sebab al-wurud dari hadis jika hadis tersebut memiliki 

asbab al-wurud. 

c) Menguraikan pemahaman yang pernah disampaikan oleh sahabat, 

tabi’in dan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. 

d) Menjelaskan keterkaitan (munasabah) hadis. 

e) Menjelaskan pemahaman hadis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data baik 

primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti pergunakan 

yaitu dengan menelusuri hadis dari kitab-kitab hadis standar yaitu al-Kutub al-

Tis’ah,21 dengan menggunakan kelima metode takhri>j, yaitu: 

a. Menggunakan lafal pertama matan hadis 

b. Menggunakan salah satu lafal matan hadis 

c. Menggunakan rawi a’la 

d. Menggunakan tema 

e. Menggunakan status hadis 

 Selanjutnya, mengkaji sanad dan matannya dengan menggunakan kitab-kitab 

periwayatan serta kitab syarah hadis lainnya. Adapun data sekunder yang digunakan 

peneliti yaitu kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan kajian ini, termasuk 

buku-buku, jurnal, atau skripsi yang berkaitan dengan penelitian. 

 
21Disebutkan bahwa yang termasuk di dalam al-kutub al-tis’ah diantaranya ialah S}ah}ih} al-

Bukha>ri>, S}ah}i>h} Muslim, Sunan Abi> Da>wud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasa>‘i>, Sunan ibn Ma>jah, 

Sunan al-Da>rimi, Mua>t}a’ Ma>lik, Ima>m Ah}mad, Lihat: Zahir al-Na>s}ir, al-Mausu’ah al-Hadi>sah baina 

al-Wa>qi‘ wa al-Ma’mu>l_(Madinah: Majma‘ al-Malik Fahd li Taba>‘ah al-Mus}haf al-Syarif, t.th), h. 86. 

Lihat juga, H}a>tim bin ‘Arif Na>s}i>r al-Syari>f al-‘Au>ni>, al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>ni>d, juz I (t.d), h. 

35. 
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5. Analisis dan Pengolaan Data 

 Pada penelitian ini, data yang dianalisis merupakan penelitian kualitas sanad 

dan matan. Untuk menganalisis data tersebut, digunakan metode kritik sanad dan 

matan. Sedangkan interpretasi dilakukan terhadap matan merupakan upaya untuk 

memahami dan mengungkapkan maksud yang dikehendaki oleh suatu lafal hadis. 

Analisis data dilakukan dengan langkangkah-langkah berikut ini: 

a. Data yang terkumpul diidentifikasi dan diklasifikasi. 

b. Setelah data tersebut diklasifikasi, dilakukan i’tiba>r dengan cara membuat 

skema sanad untuk menentukan syahid dan mutabi22dari hadis pada setiap 

jalur yang diteliti. 

c. Melakukan kritik sanad terhadap jalur yang dipilih sebagai sampel dalam 

penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat validitas dan 

akurasi informasi dari setiap sanad, termasuk si>gat sanad atau lambang 

tahammul yang dipergunakan oleh para periwayat hadis. 

d. Melakukan kritik matan terhadap semua lafal yang diriwayatkan oleh 

setiap mukharri>j untuk mengetahui ada atau tidaknya ziyadah23, 

idaraj24atau maqlu>b25 pada setiap riwayat, atau riwayat itu hanya semata-

mata karena diriwayatkan secara makna (Riwayat bi-ma’na>)  bukan secara 

lafal (riwayat bi al-lafdzi). 

 
22 Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Pengantar Ilmu Hadis, (Cet. II ; Surakarta: 

Zadaniva Publishing, 2013), h. 117. 

 23 Nuruddin Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-hadis yang dialih bahasakan oleh Mujiyo dengan 

judul ‘Ulum al-Hadis, (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 453. 

 24 Naruddin Itr, ‘Ulum al-Hadis, h. 472.  

 25 ‘Amru> ‘Abdul al-Mu’im Sali>m, Tafsir ‘Ulu>m al-Hadi>s al-Mubtadi’i>n, (t.t: Da> al-Diya>’, 

2000), h. 93. 
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e. Untuk memahami makna dari ungkapan matan hadis Nabi saw. 

dibutuhkan teknik interpretasi sebagai cara kerja memahami hadis Nabi 

saw. dan teknik interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Interpretasi Tekstual26 pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan 

teksnya (lafal) semata atau memperhatikan bentuk dan cukupan 

makna teks dengan mengabaikan asba>b al-Wuru>d dan dalil-dalil yang 

lain. 

2) Interpretasi Intertekstual, yaitu diartikan sebagai jaringan hubungan 

antara satu teks dengan teks lain. Penelitian dilakukan dengan cara 

menemukan hubungan-hubungan yang semakna diantara dua teks atau 

lebih.27 

3) Interpretasi Kontekstual28 pemahaman terhadap matan hadis dengan 

memperhatikan asba>b al-Wuru>d atau konteks masa Nabi pelaku 

sejarah dan peristiwanya dengan memperhatikam konteks kekinian.29 

Metode pengolahan yang digunakan oleh penulis adalah metode deduksi 

yaitu cara pengumpulan data yang dimulai darti hal-hal yang bersifat umum 

kemudian menyimpulkan secara khusus. 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

 
26 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1474. 

27Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-H}adi>s, (Makassar: 

Alauddin University Press, 2012), h. 24-87. 

28 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 751   

29 Arififuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-H}adi>s, h. 24. 
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a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang penyebaran aib sendiri  

b. Untuk mengetahui kandungan hadis tentang penyebaran aib sendiri 

c. Untuk mengetahui relevansi hadis tentang penyebaran aib sendiri pada era 

masa kini 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan terhadap 

hadis Nabi saw. dengan mengetahui tingkat akurasi kes}ahi>h}a>n hadis 

tersebut dan diharapkan agar lebih mengajak kepada masyarakat, terutama 

dalam hal mendekatkan diri kepada pencipta-Nya.  

b. Untuk meningkatkan motivasi kepada umat Islam agar senantiasa 

berpegang teguh pada syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah 

saw. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Aib  

Dalam Bahasa Arab, aib berarti cacat atau kekurangan dan sesuatu yang 

memiliki aib yang disebut dengan Ma’ib.30 al-Hasfaki menyampaikan dalam kitab 

yang berjudul ad-Dhur al-Mukhtar, sebagian ulama mazhab Hanafi menjelaskan 

bahwa Aib adalah suatu bagian yang tidak diberikan pada saat penciptaanNya. 

Karena itu, Aib dianggap sebagai bentuk kekurangan. 

Menurut Imam al-Ghazali aib merupakan segala sesuatu yang bertentangan 

dengan perintah Allah swt. baik yang berkaitan dengan melakukan sesuatu ataupun 

meninggalkannya.31Sedangkan menurut istilah ulama fukaha (ahli hukum Islam), aib 

atau dosa adalah akibat tidak melaksanakan perintah Allah swt. yang hukumnya 

wajib dan mengerjakan larangan Allah swt. yang hukumnya haram.32 

Aib berdasarkan hadis: An-Nawas bin Sam’an r.a berkata bahwa Rasulullah 

saw. bersabda, “ kebajikan adalah budi pekerti yang baik. Dan dosa (kejahatan) 

merupakan sesuatu yang menyebabkan keresahan pada dirimu, dimana kamu merasa 

tidak senang apabila perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain.” (HR. Muslim). 

 
30 Annisa Nurjani, Fenomena Mengumbar Aib dalam al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik),  

Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 6. 

31Al Ghazali, Rahasia Taubat Terj. Muhammad Bagir, h. 61 

32 Koko Liem, Membuka Pintu Taubat, (Bogor: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup 

2011), .h. 41. 
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Secara bahasa, aib yang artinya cacat atau bentuk kekurangan. Bentuk 

jamaknya: uyub. Sesuatu yang memiliki aib, dalam bahasa arab, disebut ma’ib. (al-

Fairuz Abadzi, al-Qomus al-Muhith, kata: العيب). Sebagian ulama mazhab Hanafi 

menjelaskan aib dengan pengertian: 

ا يعَُدُّ بهِِ ناَقصًِا  مَا يخَْلوُ عَنْهُ أصَْل الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ مِمَّ

Artinya: 
Sesuatu bagian yang tidak ada dari asal penciptannya dan hal itu dianggap 
sebagai bentuk kekurangan.33 
 

Sedangkan pengertian aib secara istilah batasannya berbeda-beda, tergantung 

dari objek yang mengalami cacat. Karena itu, tidak bisa dipastikan dengan definisi 

tertentu. Imam an-Nawawi mengatakan, “Batasan aib berbeda-beda. Aib yang diakui 

dalam barang dagangan, yang menyebabkan pembeli diperbolehkan untuk khiyar 

(memilih melanjutkan beli atau dikembalikan ialah cacat yang mengurangi harta 

atau mengurangi keinginan seseorang untuk memilikinya atau cacat pada barang 

dagangan tersebut. Aib dalam qurban dan aqiqah ialah cacat yang mengurangi kadar 

dagingnya. Aib dalam pernikahan ialah cacat yang menyebabkan seseorang enggan 

untuk melakukan hubungan badan sehingga enggan untuk mendekati. 

 

 

 

 

 
33 Hasyiyah Ibnu Abidin, Da>r al-Fi>kr (Beirut: 1415 H), Juz V, h. 117. 
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B. Macam-Macam Aib Sendiri 

1. Macam-Macam Aib ditinjau dari Sifatnya 

Ditinjau dari jelas dan tidaknya, aib dibagi dalam dua bagian yaitu: 

a. Aib yang dzahir, merupakan aib yang dapat diketahui apabila obkek 

diperhatikan. Misalnya, cacat pada kondisi fisik barang dagangan, dan 

sebagainya. 

b. Aib tersembunyi, merupakan kebalikan dari aib dzahir. Aib tersebut tidak 

kelihatan apabila objek diperhatikan. Seperti aib yang tersimpan ddalam 

objek dan pada benda tertentu. 

2. Macam-Macam Aib ditinjau dari Objeknya 

Ada beberapa rincian hukum aib terkait objeknya. Imam an-Nawawi 

menyebutkan bahwa aib terdapat enam macam. Sementara al-Qolyubi menyatakan 

bahwa aib ada delapan macam.34 Berikut beberapa jenis aib yang ditinjau dari 

objeknya: 

1. Aib dalam barang dagangan 

Ulama berselisih pendapat mengenai Batasan aib dalam barang dagangan 

yaitu: 

a. Hanafiyah dan Hanbaliyah 

Menurut dua mazhab ini, aib barang dagangan diakui apabila aib 

tersebut menyebabkan kurangnya harga dari harga pada umumnya 

dari dagangan. 

 

34 Dewi Nurul Imanda, Fasakh perkawinan karena alasan cacat badan (studi komparasi fiqih 

dan Undang-Undang Perkawinan), Bachelor's thesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 

39-43. 
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b. Syafìiyah 

Aib yang yang ialah aib yang umumnya tidak ada, yang mengurangi 

barang dagangan atau harganya. Sampai pada tingkatan kekurangan 

yang menghilangkan tujuan yang benar (dalam berdagang). Baik 

suada ada atau baru muncul setelah akad namun belum ada serah 

terima barang. 

c. Malikiyah  

Aib yang diakui adalah adanya kekurangan dalam barang dagangan 

atau harganya, padahal umumnya tidak ada.  

Kesimpulan pendapat mengenai hal tersebut yaitu bahwa Batasan ib pada 

benda dikembalikan kepada urf (pemahaman) masyarakat. Selama masyarakat 

menganggap hal tersebut sebagai aib maka dianggap sebagai aib yang wajib untuk 

diterima. 

2. Aib dalam transaksi 

Aib dalam transaksi yang dimaksud merupakan aib dalam tata cara 

transaksi atau aib yang terdapat pada alat yang digunakan untuk transaksi. 

Misalnya, cacat yang terdapat pada uang yang digunakan dalam bertransaksi. 

3. Aib dalam pembagian. 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila salah satu diantara peserta 

pembagian mendapatkan adanya cacat dalam jatah bagiannya maka dia berhak 

mengembalikannya, sebab sebagaimana dalam jual beli. 

4. Aib dalam binatang qurban dan aqiqah 

Cacat pada hewan yang mengakibatkan tidak sah untuk dijadikan hewan 

qurban, ini berdasarkan hadis dari al-Barra>’ bin Azi>b ra. “Sesungguhnya Nabi saw. 

bersabda sambil berisyarat dengan tangannya demikian (empat jari terbuka) ada 

empat: buta sebelah matanya (jelas butanya), sakit (jelas sakitnya), pincang (jelas 

pincangnya), dan sangat kurus sampai-sampai tidak memiliki sum-sum tulang.”al-

Barra> mengatakan apapun ciri binatang yang tidak kamu sukai maka tinggalkanlah 
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dan jangan haramkan untuk orang lain. (HR. an-Nasa’I, Abu> Da>ud dan di 

s{h}a>h}i>h}kan al-Alba>ni>). 

5. Aib dalam pernikahan 

Empat imam mazhab sepakat bahwa diperbolehkan memisahkan antara 

suami istri disebabkan adanya aib pada salah satu atau keduanya. Hanya saja 

mereka berbeda pendapat tentang rincian dan batasan aib yang menyebabkan 

bolehnya suami istri dipisahkan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi 

Thalib, dan Ibnu Abbas bahwasanya wanita tidak boleh dikembalikkan kepada 

walinya kecuali disebabkan empat aib: gila, lepra, kusta, dan cacat difajrinya. 

Sebagian syafi’iyah berpendapat bahwa wanita boleh dipulangkan disebabkan 

karena aib yang menyebabkan seseorang boleh mengembalikkan budak wanita 

yang dia beli. Ibnu al-Qoyyim menguatkan pendapat ini dan beliau berdalil dengan 

qiyas terhadap jual beli, sebagaimana keterangan dalam zadul ma’ad.35 

6. Aib dalam transaksi ijarah 

Ijarah ialah bentuk transaksi menyewa barang atau mempekerjakan 

seseorang selama waktu tertentu dan upah yang tertentu. Cacat yang diakui dalam 

transaksi ijarah ialah semua cacat yang menyebabkan orang yang menyewa tidak 

mendapatkan manfaat dari barang yang disewa atau orang yang dia pekerjakan. 

Penyewa yang mendapatkan kondisi cacat semacam ini dibolehkan untuk 

membatalkan transaksi dan mendapatkan uangnya kembali. 

7. Aib dalam hewan zakat 

Ulama berbeda pendapat mengenai hewan zakat yang telah mencapai 

nishab namun mengalami cacat sebagian atau semua hewannya. Apakah hewan ini 

boleh diambil zakatnya atauk tidak. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, 

Syafi’iyah, dan pendapat yang kuat dalam Mazhab Hambali berpendapat bahwa 

hewan zakat yang telah mencapai nishab, apabila semuanya mengalami aib maka 

kewajiban zakatnya tetap diambil, meskipun hewannya cacat. Hanya saja dengan 

 
35 as-Syaukani, Nail al-Authar (Idarah at-Tiba’ah al-Muniriyah), Jilid VI, h. 211. 
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memperhatikan kondisi pertengahan. Artinya, diambil yang cacatnya tidak terlalu 

parah dan tidak juga yang paling bagus. Sementara dari pemilik hewan, tidak 

dibebani untuk membeli hewan sehat sebagai pengganti hewannya yang sakit.36 

 

 
36 al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, (Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait) 

31/112. 
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BAB III 

KUALITAS HADIS  

A. Takhri>j al-Hadis 

Takhri>j secara etimologi berasal dari kata kh}arraja yang berarti 

“mengeluarkan”37. Kata kh}arraja adalah fi’il ma>di>’ mazi>d yang berasal dari fi’il ma>di> 

mujjarad, yaitu kh}arraja yang terdiri atas 3 huruf, yaitu: kha, ra> dan jim, makna 

dasarnya ada dua, yaitu penembusan sesuatu dan perbedaan dua warna.38 

Kata takhri>j al-H}adi>s terdiri dari dua kata yaitu: Takhri>j dan al-H}adi>s. kata 

takhri>j (تخريج)   menurut bahasa adalah bentuk mas}dar dari kata kh}arraja-yukh}arriju-

takh}rijan ( تخريجا  -يخرج   -خرج ) yang terdiri dari huruf kha>’, ra>’, dan ji>m yang 

memiliki dua makna dasar: ء الشَّي  عَنِ  نيَ ن dan (menembus sesuatu) النَّفاَذ   لوَ  تلِافَ    اخ 

(perbedaan dua warna).39 

Adapun pengertian takhri>j secara terminology terdapat beberapa pendapat, 

diantaranya: 

1.  Menurut Mahmud at-Tahhan takhri>j menurut pengertian asal bahasanya 

ialah “berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang 

satu”. Kata takhri>j  itu adalah: (1) al-Istinbat (hal mengeluarkan); (2) at-

 

37 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 

t.th.), h. 115, lihat juga Ahmad Warson Munawwir, Kamu al-Munawwir Arab-Indonesia (Cet, XIV; 

Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). 

38Abu> al-H}usain Ah{mad Ibn Fa>ris Ibn Zakariyah, Mu’jam al-Maqa>yis al-Lugah, Jilid II 

(Beirut: Da>r al-Jil, 1411 H/ 1991 M), h. 175. 

39Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz II (Beirut: Da>r al-fikr, 

1339 H/ 1979 M), h. 175. 
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Tadrib (hal melatih atau pembiasaan); dan (3) at-Taujih (hal 

memperhadapkan).40  

2. Menurut ulama muh{addis\i>n, kata takhri>j merupakan mura>dif dari kata al-

akhra>j, yaitu menjelaskan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan 

mukharrijnya (orang yang terdapat dalam sanadnya yang bertindak 

mengeluarkan hadis dari sumbernya). Contohnya, ini hadis yang 

diriwayatkan oleh al-Bukha>ri>.41 

Sedikitnya ada tiga hal yang menyebabkan pentingnya kegiatan takhri>j hadis 

dalam melaksanakan penelitian hadis, yaitu: 

a) Untuk mengetahui asal-usul Riwayat hadis yang akan diteliti 

b) Untuk mengetahui seluruh Riwayat hadis yang akan diteliti 

c) Untuk mengetahui ada tidaknya sya>hid42dan muta>bi43pada sanad yang 

diteliti.44 

Dalam melakukan takhri>j hadis terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan, namun dalam hal ini ulama berbeda pendapat M. Syuhudi Ismail dalam 

buku Cara Praktis Mencari Hadis dikemukakan bahwa metode takhri>j ada dua 

macam, yakni takrijul-hadis bil-lafz dan takhrijul-hadis bil maudi’. Takhri>j  yang 

disebutkan pertama berdasarkan lafal dan takhri>j  yang kedua berdasarkan topik 

 
40 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Cet, II. Jakarta: PT Bulan 

Bintang, 2007), h. 39. 

41Mah{mu>d al-T}aha>n, Us}u>l al - Takhri@j wa Dira>sah al - Asa>ni@d (Cet. III; Beirut, Da>r al-Qur‘a>n 

alKari@m, 1401 H/ 1981 M), h. 10.   

42 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 50 

43 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 50 

44 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, Refleksi Pemikiran Pembaruan 
Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail, (Cet. II; Ciputat: MSCC, 2005), h. 68. 
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masalah.45 Sedangkan Mahmud al-Tahha>n dan mayoritas ulama membaginya 

kedalam lima metode, yaitu: 

a. Takhri>j melalui lafal pertama matan hadis 

b. Takhri>j melalui salah satu lafal matan hadis 

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

d. Takhri>j menurut tema hadis 

e. Takhri>j berdasarkan status hadis.46 

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan pendapat mayoritas ulama ini 

dengan mengaplikasikan metode-metode tersebut. 

1. Metode-Metode takhri>j al-h}adi>s 

Para ulama sudah banyak mengkodifikasi hadis-hadis dengan mengaturnya 

dalam susunan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sekalipun semuanya 

menyebutkan ahli hadis yang meriwayatkannya. Perbedaan cara-cara mengumpulkan 

inilah yang akhirnya menimbulkan ilmu takhri>j.47 Metode takhri>j menjadi jalan 

untuk mengetahui sanad atau perantara dalam mengetahui matan atau yang lainnya 

secara menyeluruh. Adapun metode-metode takhri>j al-h}adi>s\ yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat diklasifikasi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

a. Takhri>j al-h}adi>s\ dengan menggunakan lafal pertama matan hadis sesuai 

dengan urutan-urutan huruf hijaiyah seperti kitab al-Ja>mi’ al-S{agi>r karya 

Jala>l al-Di>n al-Suyuti>. 

 
45 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Cet. II; Jakarta: PT Bulan 

Bintang, 2007), h. 39. 

46 Mahmu>d al-Taha>n, Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al- Asa>ni>d (Cet. III; Beirut, Da>r al-Qur’a>n 

al-Kari>m, 1401 H/ 1981 M), h. 10. 

 47 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 50. 
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b. Takhri>j al-h}adi>s{ dengan menggunakan salah satu lafal matan hadis, baik 

dalam bentuk isim maupun fi’il, dengan mencari akar katanya. 

c. Takhri>j al-h{adi>s{ dengan menggunakan periwayat terakhir atau sanad 

pertama yaitu sahabat dengan syarat nama sahabat yang meriwayatkan 

hadis tersebut diketahui. Kitab-kitab yang menggunakan metode ini 

seperti al-at}ra>f  dan al-musnad. 

d. Takhri>j al-h}adi>s{ dengan menggunakan topik tertentu dalam kitab hadis, 

seperti kitab-kitab yang disusun dalam bentuk bab-bab fiqhi atau al-targi>b 

wa al-tarhi>b. 

e. Takhri>j al-h{adi>s{ dengan menggunakan hukum dan derajat hadis, semisal 

statusnya (s}ahi>h}, h{asan, d{a’i>f  dan maud{u>’).48 

Sementara untuk mengetahui banyak tidaknya sanad sebuah hadis, 

diperlukan suatu metode atau cara yang dikenal dalam istilah hadis i’tiba>r sanad, 

merupakan suatu metode pengkajian dengan membandingkan beberapa Riwayat atau 

sanad untuk melacak apakah hadis tersebut diriwayatkan seseorang periwayat saja 

atau ada periwayat lain dalam setiap t}abaqa>t.49 

Dengan demikian, i’tiba>r ialah langkah atau metode untuk mengetahui 

sebuah hadis yang memiliki al-sya>hid dan al-mutabi’ atau tidak, dimana keduanya 

berfungsi sebagai penguat sanad, sebab al-sya>hid merupakan hadis yang 

diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih, sedangkan al-mu’ta>bi’ merupakan 

hadis yang diriwayatkan dua orang setelah sahabat atau lebih, meskipun pada level 

 
48 Al-Syaikh Sa’ad ibn ‘Abdulla>h ‘A>li H}umaid, Turu>q al-Takhri>j al-H}adi>s\, Juz I (Cet. I; al-

Riya>d}: Da>r ‘Ulu>m al-Sunnah li al-Nasyir, 2000 M.), h. 23. 

49 Hamzah al-Mali>ba>ri>, al-Muwa>zanah bain al-Mutaqaddimi>n wa al-Muta’akhiri>n fi Tas}h}i>h} 
al-Ah}a>di>s\ wa Ta’li>liha > (Cet. II; t.t.: t.p., 1422 H/ 2001 M), h. 22. 
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sahabat sahabat hanya satu orang saja.50 Selanjutnya skema sanad dibutuhkan untuk 

lebih mempermudah mengetahui sebuah hadis, apakah terdapat al-syahid  dan al-

mu’ta>bi’ atau tidak. Disamping itu, skema sanad juga mencantumkan t}abaqa>t/ 

tingkatan para periwayat hadis dan tingkatan penilaian ulama kritikus hadis kepada 

setiap periwayat. 

Untuk memudahkan penelitian tentang t}abaqa>t al-ra>wi> yang terdapat dalam 

skema sanad, penjelasannya secara berurutan sebagai berikut. 

a. T{abaqah al-s{ah}a>bah yang dijadikan satu tingkatan yang dimulai sejak 

masa Nabi saw. hingga masa sahabat yang terakhir wafat (110 H). 

b. T{abaqah kiba>r al-ta>bi’i>n yaitu ta>bi’i>n yang paling banyak meriwayatkan 

hadis dari sahabat dan paling sering bertatap muka dengan mereka. 

c. T}abaqah wusta> al-ta>bi’i>n yaitu ta>bi’i>n yang banyak meriwayatkan hadis 

dari sahabat dan dari kiba>r ta>bi’i>n. 

d. T}abaqah S}iga>r al-ta>bi’i>n yaitu ta>bi’i>n yang paling banyak meriwaytkan 

hadis dari ta>bi’i>n dan sedikit sekali bertemu dengan sahabat. 

e. T}abaqah kiba>r atba>’ al-ta>bi’i>n yaitu seseorang yang paling banyak 

meriwayatkan hadis dari ta>bi’i>n dan banyak bertemu mereka. 

f. T}abaqat wust}a> atba>’ al-ta>bi’i>n yaitu seseorang yang banyak meriwayatkan 

hadis dari ta>bi’i>n dan pembesar ta>bi’i>n. 

g. T}abaqah siga>r atba>’ al-ta>bi’i>n yaitu seseorang yang paling banyak 

meriwayatkan hadis dari kalangan atba>’ tabi’i>n akan tetapi tidak banyak 

bertemu dengan para ta>bi’i>n. 

 

50‘Abd al-Haq ibn Saif al-Di>nSa’dulla>h al-Dahlawi>, Muqaddimah fi Us}u>l al-H}adi>s} (Cet.II; 

Bairu>t: Da>r al-Basya>ir al-Isla>miyah, 1406 H/ 1986 M), h. 56-57.   
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h. T}abaqah kiba>r ta>bi’ al-atba>’ yaitu seseorang yang paling banyak 

meriwayatkan hadis dari kalangan atba>’ al-tabi’i>n dan banyak berjumpa 

dengan mereka. 

i. T}abaqah wus}ta> ta>bi’ al-atba>’ yaitu seseorang banyak meriwayatkan hadis 

dari kalangan atba>’ al-ta>bi’i>n dan pembesar ta>bi’ atba>’.51 

Sedangkan tingkatan penilaian kritikus hadis atau lebih dikenal dengan 

istilah al-jarh wa al-ta’di>l yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasi 

dalam 12 tingkatan secara berurutan, mulai dari al-ta’di>l yang tertinggi hingga al-

jarh} yang paling rendah. 

Adapun mara>tib al-ta’di>l dari tingkatan tertinggi hingga terendah adalah 

sebagai berikut: 

a. Setiap ungkapan pujian yang menggunakan ism al-tafdi>l atau s}i>gah al-

muba>lagah, seperti   ،أوثق الناس، إليه المنتهى فىى التثبيت، فلان لا يسأل عنه
ف له نظيرا، لا أحد أثبت منه،لا أعر   dan sejenisnya. 

b. Setiap ungkapan pujian yang mengulang-ulang kosa katanya, seperti   ثقة
ة، ثبت حجةثقة، ثقة ثبت، ثقة حافظ حج  dan sejenisnya. 

c. Setiap pujian yang menggunakan satu kata yang menunjukkan intelegensi 

yang kuat, seperti   ثقة، ثبت، متقن، حجة، إمام، ضاط، ثقة حافظ، صحيح
 .dan sejenisnya الحديث

d. Setiap pujian yang menggunakan satu kata yang menunjukkan intelegensi 

yang kurang sempurna, seperti ،صدوق، مأمون، لا بأس به، خيار الناس dan 

yang semakna. 

 
51Ma>hir Ya<sin al-Fah}l, Muh}a>dara>t fi>’Ulu>m al-H}adi>s\ (CD-ROM al-Maktabah al-Sya>milah). 

Lihat juga; buku yang berjudul Mus}talah} al-h}adi>s\ tanpa pengarang dan penerbit yang dikutip dari CD-

ROM al-Maktabah al-Sya>milah, h. 26.    
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e. Setiap pujian yang menunjukkan sedikit berkurang kejujuran dan 

amanahnya, seperti   ن الحديث، محله الصدق، مقرب  الحديث، حس شيخ، صالح
 .dan sejenisnya الحديث

f. Setiap pujian yang menunjukkan keraguan terhadap keadilannya, seperti 

 dan sejenisnya.52  مقبول صدوق إن شاء الله 

Sedangkan mara>tib al-jarh{  dari tingkatan yang lemah hingga yang paling kuat/parah 

adalah sebagai berikut: 

g. Setiap kritikan atau celaan yang menunjukkan sedikit kelemahan 

periwayat, seperti ف، غيره  ليس بذاك القوي، فيه مقال، ليس بحجة، فيه ضع
 .dan sejenisnya أوثق منه

h. Setiap kritikan yang menunjukkan kelemahan periwayat dan keguncangan 

intelegensinya, seperti  ،مضطرب الحديث، لا يحتج بحديثه، ضعيف، له منكير
   .dan sejenisnya قى حديثه شيئ

i. Setiap kritikan yang menunjukkan sangat lemahnya periwayat, seperti   رد
ثه، مطرح الحديث، ضعيف جدا، لا يكتب حديثه، لا شيئحدي  dan kata yang 

semakna. 

j. Setiap kritikan yang menunjukkan pada kecurigaan dusta atau pemalsuan 

hadis terhadap periwayat, seperti   يسرق بالوضع،  متهم  بالكذب،  متهم 
 .dan sejenisnya الحديث، هالك، متروك، بثقة

 
52Abu> Abd al-Rah}ma>n Ah}mad ibn Syu’aib al-Nisa>’i>, Kita>b al-D\}u’afa>’ wa al-Matru>ki>n (Cet. 

II; Bairu>t: Muassasah al-Kutub al-S}aqa>fah, 1407 H./ 1987 M.) h. 16-17. Lihat juga: ‘Abd al-Mauju>d 

Muhammad ‘Abd al-Lat}i>f, ‘Ilm al-Jarh} wa al-Ta’di>l, terj. Zarkasyi Humaidi, Ilmu Jarh wa Ta’di>l 

(Cet. I; Bandung: Kima Media Pusakatama, 2003 M.), h. 60-67. 
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k. Setiap kritikan yang menunjukkan pada kedustaan periwayat atau 

pemalsuan hadis darinya seperti كذاب، وضاع، دجال، يكذب، يضع dan 

sejenisnya. 

l. Setiap kritikan yang menunjukkan pada puncak kedustaan atau pemalsuan 

hadis seperti  أكذب الناس، إليه المنتهى فى الوضع، إليه المنتهى فى الكذب dam 

sejenisnys.53  

Selanjutnya kritik hadis (naqd al-h}adi>s\) atau yang lebih dikenal dengan 

istilah kritik sanad dan matan merupakan langkah terpenting dalam menentukan 

status hadis dan merupakan inti dari kajian-kajian dalam ilmu hadis. Sebab dengan 

kritik dapat diketahui mana hadis s}ah}i>h} dan mana hadis yang tidak s}ah}i>h} dan 

berikutnya hadis yang s}ah}i>h} dijadikan hujjah, sedangkan hadis yang tidak s}ah}i>h} tidak 

dijadikan hujjah.54  

Kritik hadis mencakup dua aspek, yaitu sanad dan matan hadis. Menurut 

sejarah kritik matan hadis muncul lebih awal dari pada kritik sanad. Kritik matan 

sudah ada pada zaman Nabi sementara kritik sanad baru muncul setelah terjadinya 

fitnah dikalangan umat Islam yaitu perpecahan dikalangan mereka menyusul 

terbunuhnya khalifah Us\ma>n ibn ‘Affa>n.55  

Untuk kepentingan penelitian hadis Nabi ulama telah menciptakan berbagai 

kaidah dan ilmu hadis yang dijadiikan sebagai tolak ukur sah tidaknya sebuah hadis. 

M. Syuhudi Ismail  misalnya, membuat kaidah ke s}ah}i>h}an sanad hadis dengan 

 
53 Muhammad ‘Ajja<j al-Khati>b, Us}u>l al-H}adi>s (Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1409 H./ 1989 M.), h. 

276. Lihat juga; ‘Abd al-Mauju>d Muhammad ‘Abd al-Lat}i>f, ‘Ilm al-Jarh} wa al-Ta’di>l, terj. Zarkasyi 

Humaidi, Ilmu Jarh} wa al-Ta’di>l (Cet. I; Bandung: Kima Media Pusakatama, 2003 M), h. 70-74.    

54 Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha (Cet. I; Teras: 

Yogyakarta, 20040, h. 35. 

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

1992 M.), h. 24.  
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membaginya dalam dua kategori yaitu kaidah mayor dan minor.56 Isa H.A. Salam 

juga membuat metodologi kritik hadis dengan menguraikan beberapa metodologi 

kritik sanad hadis.57 Bahkan G. H. A. Juynboll, seorang Orientalis ikut serta 

membuat teori yang relative baru dalam dunia penelitian hadis yang disebut dengan 

teori common link.58 Common link merupakan sebuah istilah untuk seorang 

periwayat hadis yang mendengar suatu hadis dari (jarang lebih dari) seseorang yang 

berwenang kemudian menyiarkannya kepada sejumlah murid yang pada gilirannya 

kebanyakan dari mereka menyiarkan lagi terhadap dua muridnya atau lebih. 

Singkatnya, common link merupakan periwayat tertua yang disebut dalam sanad 

yang meneruskan hadis kepada lebih dari satu orang. 

Metode kritik sanad mencakup beberapa aspek, antara lain uji 

ketersambungan proses periwayatan hadis dengan mencermati silsilah guru-murid 

yang ditandai dengan s}igah al-tah}ammul (lambang penerimaan hadis), menguji 

integritas periwayat (al-‘ada>lah) dan intelegensinya (al-d}abt} ) dan jaminan aman dari 

syuz\uz\ dan ‘illa>h. 

Jika terjadi kontradiksi penilaian ulama terhadap seseorang periwayat, 

peneliti kemudian menggunakan kaidah-kaidah al-jarh} wa al-ta’di>l dengan berusaha 

membandingkan penilaian tersebut kemudian menerapkan kaidah berikut: 

a.  التعديل على  مقدم   penilaian cacat didahulukan dari pada penilaian) الجرح 

adil). 

 
56 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kes{ah{i>h}an Sanad Hadis, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 2005 

M.), h. 123-131. 
57 Isa H. A. Salam, Metodologi Kritik Hadis, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 M.), 

h. 5. 
58 G. H. A. Juynboll, Teori Common Link (Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2007 M.), h. 3. 
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Penilaian jarh} atau cacat didahulukan dari pada penilaian ta’di>l jika terdapat 

unsur-unsur berikut: 

1) Jika al-jarh} dan al-ta’di>l sama-sama samara tau tidak dijelaskan kecacatan 

atau keadilan periwayat dan jumlahnya sama, karena pengetahuan orang 

yang menilai cacat lebih kuat dari pada orang yang menilainya adil. 

Disamping itu, hadis yang menjadi sumber ajaran Islam tidak bisa 

didasarkan pada hadis yang diragukan.59 

2) Jika al-jarh} dijelaskan, sedangkan al-ta’di>l tidak dijelaskan, meskipun 

jumlah al-mu’addi>l (orang yang menilainya adil) lebih banyak, karena 

orang yang menilai cacat lebih banyak pengetahuannya terhadap 

periwayat yang dinilai disbanding orang yang menilainya adil.     

3)  Jika al-jarh} dan al-ta’di>l sama-sama dijelaskan sebab-sebab cacat atau 

keadilannya, kecuali jika al-mu’addi>l menjelaskan bahwa kecacatan 

tersebut telah hilang atau belum terjadi saat hadis tersebut diriwayatkan 

atau kecacatannya tidak terkait dengan hadis yang diriwayatkan.60 

b. الجرح على  مقدم   penilaian adil didahulukan dari pada penilaian) التعديل 

cacat). 

Sebaliknya, penilaian al-ta’di>l didahulukan dari pada penilaian jarh} atau cacat 

jika terdapat unsur-unsur berikut. 

 
59 Abu> Luba>bah H}usain, al-jarh} wa al-Ta’ddi>l (Cet. I; al-Riya>d}: Da>r al-Liwa>’, 1399 H/ 1979 

M.), h. 138.   

60 Muh}ammad ibn S}a>lih} al-‘Us\aimi>n, Mus}talah al-H}adi>s\ (Cet. IV; al-Mamlakah al-‘Arabiyah 

al-Sa’u>diyah: Wiza>rah al-Ta’li>m al-‘Ali>, 1410 H.), h. 34. Lihat juga ; Arifuddin Ahmad, Paradigma 
Baru Memahami Hadis Nabi, (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005 M.), h. 97. 
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1) Jika al-ta’di>l dijelaskan sementara al-jarh} tidak, karena pengetahuan orang 

yang menilainya adil jauh lebih kuat dari pada orang yang menilainya 

cacat, meskipun al-ja>rih/orang yang menilainya cacat lebih banyak. 

2) Jika al-jarh} dan al-ta’di>l sama-sama tidak dijelaskan, akan tetapi orang 

yang menilainya adil lebih banyak jumlahnya, karena jumlah orang yang 

menilainya adil mengindikasikan bahwa periwayat tersebut adil dan 

jujur.61    

Metode kritik matan meliputi dua hal, yaitu terhindar dari sya>z\62dan ’illah63. 

M. Syuhudi Ismail menjadikan terhindar dari kedua hal tersebut sebagai kaidah 

maypr matan. Tolak ukur untuk mengetahui sya>z atau matan hadis antara lain: 

a) Sanad hadis bersangkutan menyendiri; 

b) Matan hadis bertentangan dengan matan hadis yang sanadnya lebih kuat; 

c) Matan hadis bertentangan dengan al-Qur’an; 

d) Matan hadis bertentangan dengan akal dan fakta sejarah.64  

 
61 ‘Abd al-Mahdi> ibn ‘Abd al-Qa>dir ibn ‘Abd al-Ha>di>, ‘Ilm al-Jarh} wa al-Ta’di>l Qawa>’idih 

wa Aimmatih (Cet. II; Mesir: Ja>mi’ah al-Azhar, 1419 H/ 1998 M.), h. 89. 

62 Ulama berbeda pendapat tentang pengertian sya>z\. secara garis besar ada tiga pendapat 

yang menonjol. Al-Sya>fi’i> berpandangan bahwa sya>z\ adalah suatu hadis yang diriwayatkan seorang 

s\iqah tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan orang yang lebih s\iqah atau banyak 

periwayat s\iqah al-Ha>kim mengatakan bahwa sya>z adalah hadis yang diriwayatkan orang s\iqah dan 

tidak ada periwayat s\iqah lain yang meriwayatkannya, sedangkan Abu> Ya’la> al-Khali>li> berpendapat 

bahwa sya>z adalah hadis yang sanadnya hanya satu macam, baik periwayatnya besifat s\iqah maupun 

tidak. Lihat: Abu> ‘Amr ‘Usma>n ibn ‘Abd al-Rahma>n al-Syairu>zi Ibn al-Sala>h}, ‘Ulu>m al-H}adi>s\ (Cet. 

II; al-Madi>nah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1973 M), h. 48 dan 69. Abu> ‘Abdillah 

Muhammad ibn ‘Abdillah ibn Muhammad al-Ha>kim al-Naisabu>ri>, Ma’rifah ‘Ulu>m al-H}adi>s\ (Mesir: 

Maktabah al-Mutanabbi>, t.th.), h. 119. Namun dalam skripsi ini, peneliti menggunakan definisi al-

Syafi’i>. 

63 Illah merupakan sebab-sebab yang samar atau tersembunyi yang dapat menyebabkan 

kecacatan sebuah hadis yang kelihatannya selamat dari berbagai kekurangan. Lihat : Muhammad 

‘Ajja>j al-Khat}i>b, Us}u>l al-H}adi>s\ (Bairut: Da>r al-Fikr, 1409 H/ 1989 M.), h. 291. 

64 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Cat. I; Jakarta: Renaisan, 2005 

M), h. 117. Bandingkan dengan Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik 
Hadis (Cet. I; Jakarta: Hikmah, 2009 M), h. 58. 
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Sedangkan tolak ukur mengetahui ‘illah matan hadis antara lain yaitu: 

a) Sisipan atau idra>j yang dilakukan oleh periwayat s\iqah pada matan. 

b) Penggabungan matan hadis, baik sebagian atau seluruhnya pada matan 

hadis yang lain oleh periwayat s\iqah 

c) Penambahan satu lafal atau kalimat yang bukan bagian dari hadis yang 

dilakukan oleh periwayat s\iqah 

d) Pembalikan lafal-lafal pada matan hadis/inqila>b 

e) Perubahan huruf atau syakal pada matan hadis (al-tah}ri>f atau al-tas}h}i>f ) 

f) Kesalahan lafal dalam periwayatan hadis secara makna.65  

Menurut M. Syuhudi Ismail, untuk mengetahui terhindar atau tidaknya 

matan hadis dari sya>z dan illah dibutuhkan langkah-langkah metodologis kegiatan 

penelitian matan yang dapat dikelompokkan dalam tiga bagian penelitian matan 

dengan melihat kualitas sanadnya, penelitian susunan lafal berbagai matan yang 

semakna dan penelitian kandungan matan.66 

Arifuddin Ahmad menambahkan bahwa penelitian matan hadis dibutuhkan 

dalam tiga hal tersebut karena terdapat beberapa faktor, antara lain keadaan matan 

tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad, terjadi periwayatan makna 

dalam hadis, dan penelitian kandungan hadis seringkali memerlukan pendekatan 

rasio, sejarah dan prinsip-prinsip dasar islam.67   

Indikator kes}ahi>h}an hadis dalam penelitian ini menggunakan kriteria yang 

diberikan oleh M. Syuhudi Ismail, yaitu kes}ahi>h}an dalam sanad meliputi 

 
65 Abu> Sufya>n Must}afa> Ba>ju>, al-Illat wa Ajna>suha> ‘ind al-Muhaddisi>n (Cet. I; T}ant}a>: 

Maktabah al-D}iya>’, 1426 H/ 2005 M), h. 288-397.  

66 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 113.  

67 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, h. 109.  
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ketersambungan sanad, periwayat bersifat adil dan d}abi>t, sedangkan kes}ah}i<h}an pada 

matan menggunakan indikator terhindar dari sya>z dan ’illah. 

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, pada penelitian ini akan mengkaji 

hadis tentang menyebarkan aib sendiri dengan menelusuri kualitas sanad dan matan. 

Setelah hadis diketahui kualitasnya s}ah}i>h}, maka peneliti akan melanjutkan pada 

syarah dan interpretasi hadis. Adapun lafal-lafal yang bermakna gempa dalam hadis 

Nabi saw sebagaimana petunjuk yang ditemukan dalam Mu’jam Mufahras li Alfa>z} 

al-H}adi>s\ al-Nabawi>, yaitu sebagai berikut. 

Selanjutnya peneliti akan mengaplikasikan kegiatan takhrij hadis terhadap 

hadis yang menjadi kajian sentral dalam skripsi ini, adapun metode yang penulis 

gunakan dalam melacak keberadaan hadis Nabi menggunakan Mu’jam al-Mufahras li 

Alfa>z al-H}adi>s al-Nabawi>, dan kitab Mawsu>’ah At}ra>f al-H}adi>s al-Nabawiy al-

Asyari>f. Dengan menggunakan salah datu dari metode ta>khri>j hadis pencarian 

menggunakan lafadz matan hadis, adapun beberapa yang penulis gunakan dalam 

melacak hadis dari kitab sumber sebagai berikut: 

 

 كُل  

لََّّ  
ِ
إ مُعَافًى  أُمَّتِي  ريينَ كُُّ  ب    -٢٤:     ٨...خ  إلْمُجَاهي لزهد  .    –  ٥٢رقم    ٨م  مجع   -٤٨٣مشكاة 

 -٢٢٧:    ١طص    –  ٣٣٠:    ٨منثور  -٣٣٩:    ٥تمهيد  -٥٧٢:    ٨،  ١٧٢:  ٦إتحاف    -١٠:١٩٢

:   ١٠فتح    –  ٦١:    ٤١قرطبي    –  ٣٢٧إذكار    -١٩٩:  ٢عر    -١٠  ٣٣٨،  ١٠٣٣٣٧كنز  

 ٦٤.68 : ٢صفهان أ   – ٤٦١

 أُمل 

 
68 Abu> Haja>r Muhammad al-Said ibn ba<suni Zaghlul, Mausuah Athra>f al-H}adi>s\, Juz VI, 

(Beirut: Da>r al-Kutub al-Iimiah, 1985), h. 422. 
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لََّّ إلْمُ جاهرون ... خَ أ دب ٦۰  ،،  مَ زهد ٥٢  69  كُُّ أُمَّتِي مُعَافًَّ إ 

 سَتَ 

 ثم يصبح قد سته ربه ... ويصبح يكشف ست٥۰ الله عنه,  مَ  زهد 70٥٢
 

B.  Pengumpulan Hadis dari Kitab Sumber 

Setelah penulis melacak keberadaan hadis dalam Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z 

al-hadi>s al-nabawy, kemudian penulis menelusuri hadis tersebut dalam kitab sumber 

yang khususnya terdapat dalam kutub tis’a>h, kemudian penulis mengklasifikasi 

hadis yang dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian ini yaitu mengkaji hadis 

mengenai penyebaran aib sendiri, Adapun beberapa hadis yang penulis klasifikasi 

antara lain: 

1) Hadis yang terdapat dalam Kitab Bukha>ri> 

الْعزَِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثنََ ا إبِْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أخَِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  حَدَّثنَاَ عَبْدُ 

تيِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قاَلَ  سَمِعْتُ أبَاَ هرَُيْرَةَ يقَوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يقَوُلُ كُلُّ أمَُّ

جُلُ باِل مُعاَفىً إلِاَّ الْمُجَاهِرِيْ  لَّيْلِ عَمَلاً ثمَُّ يصُْبِحَ وَقَدْ سَترََهُ اللهُ عَليَْهِ نَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أنَْ يَعْمَلَ الرَّ

عَ   ِ سِترَْ اللََّّ يَكْشِفُ  وَيصُْبِحُ  رَبُّهُ  يسَْترُُهُ  باَتَ  وَقدَْ  وَكَذاَ  كَذاَ  الْباَرِحَةَ  عَمِلْتُ  ياَفلُاَنُ   وَاهُ نْهُ. )رَ فيَقَوُلَ 

 71)الْبخَُارٍيّ( 

 
69 Aj Wensick. Corcodance et de la Tradition Musulmane, terj. Muhammad Fuad Abd al-

Ba>qi, al-Mu’jam al-Mufahras li al-fa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawiy, Juz I, h. 94. 

70   Aj Wensick. Corcodance et de la Tradition Musulmane, terj. Muhammad Fuad Abd al-

Ba>qi, al-Mu’jam al-Mufahras li al-fa>z} al-H}adi>s al-Nabawiy, Juz II. h. 410.  

71 Muh}ammad ibn Isma>’il Abu> ‘Abdilla>h al-Bukhari> al-Ju’fi>, s}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz VIII (Cet. 

I; Da>r al-T}auq al-Naja>h, 1422 H), h. 20. 
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2) Hadis yang terdapat dalam Kitab Musli>m 

ِ حَدَّثنَاَ إبِْرَهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أخَِ  الْعزَِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللََّّ يْ ابنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  حَدَّثنَاَ عَبْدُ 

وَسَلَّمَ  عَليَْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رَسُولَ  سَمِعْتُ  يقَوُلُ  هرَُيْرَةَ  أبَاَ  سَمِعْتُ  قاَلَ   ِ اللََّّ عَبْدِ  بْنِ  كُلُّ سَالِمِ  يقَوُلُ   

تيِ مُعاَفىً إلِاَّ الْمُجَاهِرِينَ   عْمَلَ الرَّ جُلُ باِللَّيْلِ عَمَلاً ثمَُّ يصُْبِحَ وَقَدْ سَترََهُ  وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أنَْ يَ أمَُّ

ُ عَليَْهِ فيَقَوُلَ ياَ فلُاَنُ عَمِلْتُ الْباَرِحَةَ كَذاَ وَكَذاَ وَقَدْ باَتَ   ِ عَنهُْ.  اللََّّ يسَْترُُهُ رَبُّهُ وَيصُْبِحُ يَكْشِفُ سِترَْ اللََّّ

 72)رَوَاهُ مسلم( 

 

C. I’tiba>r al-Sanad Ha>di>s 

Setelah peneliti menelusuri keberadaan hadis-hadis tersebut dalam Kutub al-

Tis’ah (Sembilan kitab sumber), maka ditemukan sebanyak 2 (dua) riwayat yang 

tersebar dalam 2 kitab sumber, yaitu pada kitab S}ah{i>h} al-Bukha>ri> 1 (satu) Riwayat, 

S}ah{i>h{ Musli>m 1 (satu) riwayat. Terdapat beberapa perbedaan lafal hadis-hadis 

disebabkan karena tambahan maupun sisipan dari periwayat, namun kandungan 

maupun maksud hadis tetap sama. 

Berdasarkan dari 2 (dua) riwayat diatas, maka peneliti tidak menemukan 

sya>hid karena pada t}abaqa>t sahabat hanya diriwayatkan oleh Abu> Huraira>h. Dengan 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut tidak mempunyai sya>hid 

dan memiliki mu’ta>bi’, untuk lebih jelasnya berikut skema sanad hadis yang menjadi 

objek kajian. 

  

 
72 Muslim ibn al-H}ajja>j Abu> al-H}asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, S}ah}i>h} Muslim, Juz IV 

(Bairu>t: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th), h. 2291. 
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1. Skema Hadis Riwayat Bukha>ri> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ket: 

  Sighat 

 Kritik sanad 

 Mukharij 

 

 عن

لََّّ 
ِ
نْ إلْمُجَاهرََةي كُُّ أُمَّتِي مُعَافًى إ نَّ مي

ِ
إلْمُجَاهيريينَ وَإ  

 إبِ رَاهِيم  ب ن  سَع د  

 حدثنا

 عَب د  ال عَزِيزِ ب ن  عَب دِ اللَِّّ 

 الْبخَُارِيّ 

 حدثنا

 عَن  سَالِمِ ب نِ عَب دِ اللَِّّ 

 اب نِ شِهَاب  

 اب نِ أخَِي اب نِ شِهَاب  

 عن

 عن

 سمعت

 سمعت

ُ علَيَْهي وَسَلََّّ  ي صَلََّّ إللََّّ  رَسُولَ إللََّّ

 أبََا ه رَي رَةَ 



43 
 

 

 

2. Skema Hadis Riwayat Muslim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 عن

نْ إلْمُجَاهرََةي  نَّ مي
ِ
لََّّ إلْمُجَاهيريينَ وَإ

ِ
 كُُّ أمَُّتِي مُعَافًى إ

 إبِ رَاهِيم  ب ن  سَع د  

 حدثنا

 عَب د  ال عَزِيزِ ب ن  عَب دِ اللَِّّ 

 مسلِمُ 

 حدثنا

 عَن  سَالِمِ ب نِ عَب دِ اللَِّّ 

 اب نِ شِهَاب  

 اب نِ أخَِي اب نِ شِهَاب  

 عن

 عن

 سمعت

 سمعت

ُ علَيَْهي وَسَلََّّ  ي صَلََّّ إللََّّ  رَسُولَ إللََّّ

 أبََا ه رَي رَةَ 
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3. Skema Gabungan 

 

  

  

 عن

نْ إلْمُجَاهرََةي  نَّ مي
ِ
لََّّ إلْمُجَاهيريينَ وَإ

ِ
 كُُّ أمَُّتِي مُعَافًى إ

 إبِ رَاهِيم  ب ن  سَع د  

 حدثنا

 عَب د  ال عَزِيزِ ب ن  عَب دِ اللَِّّ 

 مسلِمُ 

 حدثنا

عَب دِ اللَِّّ عَن  سَالِمِ ب نِ   

 اب نِ شِهَاب  

 اب نِ أخَِي اب نِ شِهَاب  

 عن

 عن

 سمعت

 سمعت

ُ علَيَْهي وَسَلََّّ  ي صَلََّّ إللََّّ  رَسُولَ إللََّّ

 أبََا ه رَي رَةَ 

 الْبخَُارِيّ 
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D. Kritik Sanad 

 Setelah melakukan i’tiba>r  maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

kritik sanad. Adapun sanad hadis yang menjadi objek kajian yaitu: 

ِ حَدَّثنَاَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أخَِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ  الْعزَِيزِ بْنُ عَبْدِ اللََّّ  شِهَابٍ عَنْ  حَدَّثنَاَ عَبْدُ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللََّّ ِ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ هرَُيْرَةَ يقَوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ تيِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ  يقَوُلُ كُلُّ أمَُّ

جُلُ باِللَّيْلِ عَمَلًا ثُ  ُ عَليَْهِ مُعاَفىً إلِاَّ الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أنَْ يَعْمَلَ الرَّ مَّ يصُْبِحَ وَقَدْ سَترََهُ اللََّّ

  ِ يَكْشِفُ سِترَْ اللََّّ وَيصُْبِحُ  رَبُّهُ  كَذاَ وَكَذاَ وَقَدْ باَتَ يسَْترُُهُ  الْباَرِحَةَ  عَمِلْتُ  فلَُانُ  ياَ  )رَوَاهُ فيَقَوُلَ  عَنْهُ 

 )73الْبخَُارِيّ 

Artinya: 

Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad 
telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Akhi Ibnu Syihab dari Ibnu 
Syihab dari Salim bin Abdullah dia berkata; saya mendengar Abu Hurairah 
berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Setiap umatku 
dimaafkan (dosanya) kecuali orang-orang menampak-nampakkannya dan 
sesungguhnya diantara menampak-nampakkan (dosa) adalah seorang hamba 
yang melakukan amalan diwaktu malam sementara Allah swt telah 
menutupinya kemudian di waktu pagi dia berkata, 'Wahai fulan semalam aku 
telah melakukan ini dan itu, ' padahal pada malam harinya (dosanya) telah 
ditutupi oleh Rabb-nya. Ia pun bermalam dalam keadaan (dosanya) telah 
ditutupi oleh Rabb-nya dan di pagi harinya ia menyingkap apa yang telah 
ditutupi oleh Allah swt'." (HR.Bukhari) 

Rangkaian sanad hadis diatas beberapa periwayat yang dikaji untuk 

mendapatkan perawi yang terpercaya dan keterangan terkait pada kualitas pribadi 

dan kapasitas intelektual masing-masing, sera kemungkinan adanya ketersambungan 

periwayatan dalam sanad tersebut. Adapun perawi hadis yang dijadikan objek 

penelitian ini adalah Bukha>ri>, Abdul Aziz bin Abdullah, Ibrahim bin Sa’ad, Ibnu 

Syih}ab, Salim bin Abdulla>h, Abu> H}urai>ra>h berkata: 

 
73 Muh}ammad ibn Isma>’i>l Abu> ‘Abdilla>h al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz VIII (Cet. 

I; Da>r al-T}auq al-Naja>h, 1422 H), h. 20. 
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1. Abdul Aziz bin Abdullah 

Abdullah bin Aziz bin Yahya bin ‘Amr bin Uwais Sa’ad bin Sahr al-Amiri al-

Iwa’I, Abu> Qasi, al-Madani.74 

• Guru-Gurunya: 

Ibrahim bin sa’id, Ibrahim abi sulaiaman, sl-Qadhi al-Madani, Ishaq bin 

Ibrahim bin Nistos, Dawud bin Sinan al-Madani, Zakariya bin Hudzailah bin Qais, 

al-Zuraqi said al-Rahman al-Zurzani, Abdullah bin Sulaiman al-Aslami, Abdullah 

bin Umar. 75 

• Murid-Muridnya 

Bukha>ri>, Ibrahim bin Sa’i>d al-Jauha>ri>, Ja’far bin Sulaiman, al-Naufal al-

Madani, Abdullah bin Syabib al-Madani, al-Hasan bin Mudrak al-Thohan, Abu 

Zur’an Abdullah bin Abdul karim al-Razi Ali bin harb al-Thoi.76  

• Penilaian para Ulama: 

Ya’kub bin Syaibah al-Sadusi: T}siqa>h 

Ibnu Hibban: T}siqa>h 

Imam Malik: S}hidi>q 

 

 

 
74 Yu<suf ibn ‘Abd al-Rahma>n ibn Yu>suf Abu> al-Hajja>j Jama>l al-Di>n ibn al-Zaki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kilabi> al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz II, h. XXVIII, h. 

162. 

75 Yu>suf ibn ‘Abd al-Rahma>n ibn Yu>suf Abu> al-Hajja>j Jama>l al-Di>n ibn al-Zaki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kilabi> al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz II, XXVIII, h. 162. 

76 Yu>suf ibn ‘Abd al-Rahma>n ibn Yu>suf Abu> al-Hajja>j Jama>l al-Di>n ibn al-Zaki> Abi> 

Muh}ammad al-Qada>’i> al-Kilabi> al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz II, XXVIII, h. 163. 
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2. Ibrahim bin Sa’id 

Ibrahim bin Sa’id bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, al-Quraisy al-

Zuhri.77 

• Guru-Gurunya 

Said bin Ibrahim, Shalih bin Kaisan, Sufyan bin Salim, Abdullah bin Ja’far 

al-Makrami, Abdullah bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa’id bin Makhramah, 

Muhammad bin Abdullah bin ‘Amr bin Hisyam al-Amiri, Muhammad bin Abdullah 

bin Muslim bin Syihab bin Akhi al-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Syihab al-

Zuhri, al-Walid ibnu Katsir.78 

• Murid-Muridnya 

Ibrahim bin Hamzah al-Zubair, Ibrahim bin Ziyad al-Khayath al-Bhagdadi, 

Ibrahim bin Mahdi, Abd al-Aziz bin Abdullah al-Amiri al-Uwaisy, Ali bin Ja’ad al-

Jauhari, Muhammad bin Ja’far al-Warakani.79 

• Penilaian para Ulama 

a) Abdullah bin Hanbal: T}siqa>h (hadisnya muttaqinah) 

b) Abu Dawud: mengambil hadis darinya tidak masalah, beliau T}siqa>h  

c) Ahmad bin Said Abi Maryam: hadis yang diriwayatkan darinya dapat 

dijadikan H}ujja>h 

d) Ahmad bin Abdillah bin Shalih al-Jiliyyun: T}siqa>h 

 
77 Yu>suf ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Yu>suf Abu> al-H}ajja>j Jama>l al-Di>n ibn al-Zaki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kilabi> al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz. II, h. 88. 

78 Yu>suf ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Yu>suf Abu> al-Hajja>j Jama>l al-Di>n ibn al-Zaki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kilabi> al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz. II, h. 89 

79 Yu>suf ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Yu>suf Abu> al-Hajja>j Jama>l al-Di>n ibn al-Zaki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kilabi> al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz. II, h. 89. 
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3. Abdullah bin Muslim bin Syihab Zuhri 

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muslim bin Abdullah bin Abdullah bin 

Syihab bin Abdullah bin al-Harits bin Zahrah al-Quraisy al-Zuhri.80 

• Guru-Gurunya 

Anas bin Malik, Hamzah bin Abdullah bin Umar bin al-Khatab, Abdullah bin 

Tsa’labah bin Shuhair, Abdullah bin Umar bin al-Zabir, saudaranya Muhammad bin 

Muslim bin Syihab al-Zuhri.81 

• Muridnya-Muridnya 

Bukha>ri> bin Abdullah bin al-Asyaj, Ya’kub bin Ibrahim, Ja’far bin ‘Amr bin 

Umiyyah bin Duwaid bin Nafi’ ‘Abd. Bin Ishak al-Madani, ‘Abd Wahab bin Abi 

Bakri al-Madani, Ibrahim bin Sa’id.82 

• Penilaian para Ulama 

a) Utsman bin Sa’id ad-Darimi: T}siqa>h 

b) Al-Nasa’i: T}siqa>h 

c) Muhammad bin Said: T}siqa>h 

d) Ibnu Hiban: T}siqa>h  

4. Muhammad  Syihab al-Zuhri (Ibnu Syihab) 

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Syihab 

bin Abdullah bin Harist bin Zuhairah bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’yabin 

 
80 Yu>suf ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Yu>suf Abu> al-Hajja>j Jama>l al-Di>n ibn al-Zaki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kilabi> al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz XVI, h. 129. 

81 Yu>suf ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Yu>suf Abu> al-Hajja>j Jama>l al-Di>n ibn al-Zaki> Muh}ammad 

al-Qad}a>’i> al-Kilabi> al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz XVI, h. 129. 

82 Yu>suf ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Yu>suf Abu> al-Hajja>j Jama>l al-Di>n ibn al-Zaki> Muh}ammad 

al-Qad}a>’i> al-Kilabi> al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz XVI, h. 129. 
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Ghalib al-Quraisy,83 ibunya Bernama Uhban binti Afsha bin Urwah bin Shakr bin 

Ya’mar bin Nafatsah bin Adi bin Daili bin Bakr. 

• Guru-Gurunya 

Aban bin Usman, Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, Abdullah bin 

Abdurrahman bin ‘Auf, Rabi’ah bin Ibadi al-Adi, Salim bin Abdullah bin Umar.84 

• Murid-Muridnya 

Ibrahim bin Ismai bin Mujami, Ishaq bin Rasy al-Ijazari, Ismail bin Ibrahim 

bin Uqbah Ishaq bin Yahya al-Kalbiy al-Ausy, Ibrah Said.85 

• Penilaian Ulama tentangnya 

Muhammad bin Said: T}siqa>h. 

5. Salim Bin Abdullah  

Sālim bin Abdillāh bin ‘Umar cucu khalifah kedua kaum muslimin, adalah 

mufti dan imam di kalangan tabi’īn, pakar hadīṡ, juga termasuk dalam al-fuqahā’ al-

sab’ah. Nama lengkapnya ialah Sa>lim bin Abdillah>h bin ‘Umar bin al-Khat}t}a>b al-

Quraisy> al-‘Adawi> al-Madanī.86 Ia dilahirkan di Madinah al-Munawarah pada 

pemerintahan Uṡmān bin Affān raḍiyallāhu ‘anhu, dari seorang ibu berdarah Persia 

yang dikenal dengan panggilan Ummu Sālim, ia diberi nama Sālim, karena ayahnya 

terinspirasi dari Sālim maulā Abī Hużaifah raḍiyallāhu ‘anhu (salah satu sahabat 

Nabi yang pakar Al-Qur’an). Dari segi paras wajahnya dan perangai akhlaknya, ia 

 
83 Yu>suf ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Yu>suf Abu> al-Hajja>j Jama>l al-Di>n ibn al-Zaki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad\}a>’i> al-Kilabi> al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz XXVI, h. 419-420. 

84 Yu>suf ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Yu>suf Abu> al-Hajja>j Jama>l al-Di>n ibn al-Zaki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kilabi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> al-Rija>l, Juz XXVI, h. 422. 

85 Yu>suf ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Yu>suf Abu> al-Hajja>j Jama>l al-Di>n ibn al-Zaki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kilabi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz XXVI, h. 428. 

86 I-Nawawi>, tahz\i>b al-asma>’ wa al-luga>t, (Cet. Da>r al-Kutu>b al-Ilmiah, Bairu>t), Juz I, h. 207. 
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adalah anak yang paling mirip dengan ayahnya, Abdullāh bin ‘Umar. Sebagaimana 

Abdullāh adalah anak ‘Umar bin Khaṭṭāb yang paling mirip dengan ayahnya87  

Adapun yang mengambil hadis darinya  yaitu ‘Amr  bin Dīnār, Nafi’ maulā 

bin ‘Umar, Muhammad bin Syihāb al-Zuhrī, Mūsābin ‘Uqbah, Humaid al-Ṭawīl, 

Ubaidullah al-’Umarī, Ṣalih bin Kaisān, Malikbin Anas.88 

• Guru-Gurunya 

yaitu ayahnya  sendiri Abdulla>h} bin ‘Uma>r bin al-Khaṭṭāb, Abu> Ayyūb al-

Anshārī, Rāfi’ bin Khadīj, Abū Hurairah, Ummu al-mu’mini<n Aisyah, dan lainnya.89  

• Penilaian Ulama tentangnya 

yaitu Imam Malik bin Anas (w. 179 H) beliau adalah orang yang sangat 

zuhud. Ibnu Sa’d (w. 230 H) Sālim adalah perawi hadīṡ yang ṡiqah.90 

6. Abu> H}urai>ra>h} 

Nama lengkapnya ialah Abu> H}urai>ra>h} al-D}ausi> al-Yama>ni>,91tentang nama 

aslinya dan ayahnya amat banyak pendapat92 ialah ‘Abd al-Rah}ma>n ibn S}akh}r, ‘Abd 

al-Rah}ma>n ibn Ganam. ‘Abdullah ibn ‘A>’i>d ‘Abdulla>h ibn ‘A>mi>r, ‘Abdulla>h ibn 

‘Amru>, S}ikki>n ibn Ha>ni>, S}ikki>n ibn Milla>, S}ikki>n ibn S}akhr, ‘A>mi>r ibn ‘Abd Syams, 

‘A>mir ibn ‘Umai>r, Bari>r ibn ‘Asyraqa>h, ‘Abdanahum, Syams, Ganam ‘Ubaid ibn 

 
87 Yu>suf bin Abdurrahman, al-Mizzi>, T}ahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’i> al-Rija>l, Juz I, h. 150. 

88 Yu>suf bin Abdurrahman, al-Mizzi>, T}ahz\i>b al-Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz X, (Cet. I, 

Muassasah al-Risa>la>h}, Beirut, 1400 H/ 1980 M), h. 206. 

89 Yu>suf bin Abdurrahman, al-Mizzi>, T}ahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’i> al-Rija>l, Juz X, (Cet. I, 

Muassasalah al-Risa>la>h}, Beirut, 1400 H/ 1980 M), h. 206. 

90 I-Nawawi>, T}ahz\i>b al-Asma>’ wa al-Luga>t, (Cet. Da>r al-Kutu>b al-Ilmia>h}, Bairut), Juz I, h. 

207. 
91 Abu> al-Fad}l Ah}mad ibn ‘Ali ibn Muh}ammad ibn Ah}mad ibn H}ajar ibn Asqala>ni>, T}ah}zi>b al-

T}ahzi>b, Juz XII, h. 262. 
92 Abu> ‘Umar Yu>suf ibn ‘Abdilla>h ibn Muh}ammad ‘Abd al-Ba>r ibn ‘A>s}im al-Namri> al-

Qurt}ubi>, al-Isti’a>b fi> Ma’rifah al-As}ha>b, Juz IV, h. 1768. 
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Ganam ‘Amru> ibn Ganam, ‘Amru< ibn ‘A>mir, Sa’i>d ibn al-H}ari>s}. Pendapat lain 

mengatakan bahwa Namanya pada saat masih Jahiliyah ialah ‘Abd Syams dan 

karunianya ialah Abu> al-Aswa>d, lalu Rasulullah memberinya nama dan karunianya 

ialah Abu> H}urai>ra>h}.93 Nama ibunya bernama Maimu>nah binti S}abi>h}. menetap di 

Madinah dan memeluk agama Islam pada bulan Muh}arram pada tahun ke-7 Hijriyah. 

Kemudian wafat di Madinah pada tahun ke-57 Hijriyah bersama ‘A>isyah, ada yang 

mengatakan pada tahun ke-58 Hijriyah, dan Sebagian lainnya mengatakan 59 

Hijriyah.94 Meriwayatkan hadis antara lain kepada ‘Abd al-Azi>z ibn Marwa>n, ‘Abd 

Rah}ma>n ibn Ya’qu>b dan ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Hurmu>z, Sa<lim ibn Abdil<lah ibnu 

‘Umar. 95 

Berdasarkan uraian diatas mengenai sanad hadis yang menjadi objek 

penelitian tentang penyebaran aib sendiri. Imam Bukha>ri> dan Muslim menta>khrij> 

hadis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1) Ditinjau dari segi kualitas dan kapasitas intelektual para perawi hadis 

tersebut, dapat dinyatakan bahwa seluruh para perawi hadis tersebut ialah 

T}siqa>h dan Maqbul. 

2) Dilihat dari segi hubungan periwayatan antara satu perawi dengan perawi 

lainnya, maka seluruh sanad hadis tersebut ialah Mu’ta>si>l (bersambung). 

 

93 Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h ibn Muh}ammad ibn Ah}mad ibn ‘Us\ma>n ibn Qai>maz al-

Z|ahabi>, Siyar A’lam al-Nubala>’, Juz II, h. 579. 

94 Muh}ammad ibn Isma>’i>l ibn Ibra>hi>m ibn al-Mughi>rah al-Bukha>ri> Abu>, ‘Abdilla>h, al-Ta>ri>kh 

al-Kabi>r, Juz IV, h. 132. 

95 Yu>suf ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Yu>suf Abu> al-Hajja>j Jama>l al-Di>n ibn al-Zaki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kilabi> al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz XXXIV, h. 366-371. 
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3) Dari segi lambang-lambang periwayatan hadis Sebagian perawi 

mempergunakan lambing haddasana dan akhbarana yang menunjukkan 

mereka menperoleh hadis secara langsung dengan metode assama’ akan 

tetapi Sebagian lagi menggunakan lambing ‘an sehingga hadis diatas 

dikategorikan sebagai hadis mu’an’an yang diperselisihkan oleh para 

ulama mengenai ketersambungan sanadnya. Akan tetapi, setelah dilakukan 

penelitian mengenai kualitas pribadi para perawinya dan hubungan 

masing-masing perawi dengan perawi sebelumnya, maka seluruh sanadnya 

dapat dibuktikan dalam keadaan ittisal as-sanad (bersambung). 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat dirumuskan kesimpulan akhir 

mengenai status sanad hadis tentang penyebaran aib sendiri yang dita>khrij> oleh 

Imam Bukha>ri> dan Muslim, jika sanadnya telah memenuhi kriteria hadis s}ahi>h} 

kemudian hukum hadis tersebut dari segi sanadnya ialah s}ah}i>h} lizatihi. 

E. Kritik Matan 

Dalam melakukan penelitian kritik matan, dilakukan perbandingan seperti 

membandingkan hadis dengan al-Qur’an. Hadis dengan hadis, hadis dengan 

peristiwa dan kenyataan sejarah, nalar atau rasio. Dengan menggabungkan hadis-

hadis yang diteliti dan melakukan perbandingan-perbandingan secara cermat dapat 

ditentukan tingkat akurasi (kehati-hatian) atau kes}ahi>han teks (matan) hadis yang 

diteliti. 

1) Perbandingan Hadis dengan Hadis 

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukha>ri> dan Muslim meskipun 

pengarang yang digunakan berbeda dari segi pengarang akan tetapi, kedua hadis 

tersebut tidak bertentangan serta tidak menyalahi kaidah serta tidak terdapat illa>t 

dan syad}z dalam matan hadis. 
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2) Perbandingan dengan al-Qur’an 

Dalam al-Qur’an surah al-Nur ayat 19 menjelaskan mengenai penyebaran aib 

sendiri 

وَا   ا لدُّنْياَ  ألَِيم  فىِ  لَهُمْ عَذاَب   ءَامَنوُا  ا لَّذِينَ  فىِ  ا لْفَّحِشَةُ  تشَِيْحَ  أنَْ  يحُِبُّونَ  ا لَّذِيْنَ  يَعْلَمُ  إِنَّ  لْءَخِرَةِ وَا للهُ 

 وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ.  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji 
itu tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih 
didunia dan akhirat. Dan Allah swt. mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui”.96 

Ayat diatas menjelaskan bahwah menyebarkan aib sendiri merupakan 

perbuatan yang tercela, karena Allah membuat perumpamaan bagi orang yang gemar 

menggunjing tidak jauh beda seperti memakan bangkai daging saudaranya. Allah 

swt. melarang hamba-hambanya untuk berburuk sangka, mencari-cari kesalahan 

orang lain, saling curiga, membenci, memata-matai, dan menggibah. Maka dari itu 

Allah memerintahkan umat muslim untuk bertakwa dan mampu mengontrol diri, 

tunduk dan patuh kepada Allah swt. sebab, secara fitrah manusia adalah makhluk 

sosial dan hidup bermasyarakat. 

Meskipun dalam hadis dan QS. al-Nur ayat 19 berbeda, dalam QS. al-Hujurat 

ayat 12 berbicara mengenai menyebarkan aib orang lain sedangkan dalam hadis Nabi 

menyebarkan aib sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa hadis dan ayat al-Qur’an 

dalam surah al-Hujurat dan al-Nur sama-sama melarang menyebarkan aib baik itu 

aib sendiri maupun aib orang lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa matan 

hadis tersebut kuat sebab didukung oleh ayat al-Qur’an yaitu penyebaran aib sendiri 

maupun aib orang lain. 

 
96 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi 

Penyempurnaan, (Cet. I, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 517. 
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3) Perbandingan dengan Ijma>’ 

Ulama Kemudian jika dilakukan perbandingan dengan Ijma‘ Ulama maka 

Hadis  tentang penyebaran  aib sendiri yang dilarang dalam Nabi saw. yang di takhri>j 

oleh Imam Bukha>ri> dan Muslim diatas juga tidak bertentangan sebab hal ini juga 

oleh para ulama khususnya yang mendalami ilmu tasawuf misalnya Imam al-Ghazali 

bahwa tidak diperbolehkannya menyebarkan aib atau menceritakan aib sendiri. para 

ulama mengharamkan menceritakan aib terhadap orang lain baik itu aib sendiri atau 

aib orang lain karena merupakan perbuatan yang tercela. 

4) Perbandingan dengan Nalar atau Rasio Hadis tentang Penyebaran Aib 

Sendiri dilarang oleh Rasulullah saw. 

Penyebaran aib sendiri tidak bertentangan dengan hadis yang lain yaitu maka 

dari itu bisa dipahami bahwasanya matan hadis itu dapat dinilai s{ah>ih{ karena 

pengarang hadisnya didukung oleh hadis yang lainnya yakni hadis yang berbicara 

tentang Allah swt melaknat seseorang yang menceritakan hubungan suami-istrinya 

kepada orang lain. Sehubungan dengan hal tersebut sejalan dengan hadis yang 

diteliti oleh penulis.  

Jadi dari semua kritik matan yang diajukan oleh peneliti dapat dipahami 

bahwasanya hadis ini dinilai s}ah>ih} karena tidak bertentangan dengan hadis yang lain, 

al-Qur’an, pendapat para ulama, serta logika manusia sehingga hadis ini dapat 

diterima sebagai hujjah atau pedoman dalam beragama serta tidak dinilai janggal 

baik dari segi pengarang maupun dari segi materi hadisnya. 
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BAB IV 

ANALISIS KANDUNGAN HADIS TENTANG PENYEBARAN AIB SENDIRI 

A. Deskripsi Hadis tentang Penyebaran Aib Sendiri 

1. Teks sanad berdasarkan hadis 

ِ حَدَّثنَاَ إبِ رَاهِيم  ب ن  سَع د  عَن  اب نِ أخَِي اب نِ شِهَاب  عَن  اب نِ   شِهَاب  عَن  حَدَّثنَاَ عَب د  ال عزَِيزِ ب ن  عَب دِ اللَّّ

ِ صَلَّى اللَّّ  عَليَ هِ  سَمِع ت  رَس ولَ اللَّّ يقَ ول   أبَاَ ه رَي رَةَ  قاَلَ سَمِع ت    ِ ب نِ عَب دِ اللَّّ ك لُّ   سَالِمِ  يَق ول   وَسَلَّمَ 

تيِ   عاَفىًأ مَّ جَاهِرِينَ إلََِّّ    م  جَاهَرَةِ أنَ     ال م  ل  بِاللَّي لِ عَمَلًا ث مَّ  يَع مَلَ  وَإِنَّ مِن  ال م  ج  بِحَ الرَّ وَقَد  سَترََه    ي ص 

عَمِل ت    ف لَان   ياَ  فيَقَ ولَ  عَليَ هِ  باَتَ   ال باَرِحَةَ اللَّّ   وَقَد   وَكَذَا  ه    كَذَا  ت ر  بِح     يسَ  وَي ص  ِ يَك شِف   رَبُّه   سِت رَ اللَّّ

 97عَن ه  )رواه البخاري(.  

Artinya : 
 
Abdul aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Akhi Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab dari Salim 
bin Abdullah dia berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: saya mendengar 
Rasulullah saw. bersabda, “Setiap umatku dimaafkan (dosanya) kecuali orang-orang 
yang menampak-nampakannya dan sesungguhnya di antara menampak-nampakkan 
(dosa) adalah seorang hamba yang melakukan amalan di waktu malam sementara 
Allah swt. telah menutupinya kemudian di waktu pagi dia berkata: “Wahai Fulan 
semalam aku telah melakukan ini dan itu, padahal pada malam harinya (dosanya) 
telah ditutupi oleh Rabb-Nya dan di pagi harinya ia menyingkap apa yang telah 
ditutupi oleh Allah swt.” 

2. Makna Kosa Kata 

a.  َالْمُجَاهِرِين 

Dalam kamus dijelaskan bahwa kata  َالْمُجَاهِرِين berasal dari kata جاهر yang 

artinya mengumumkan dengan terang-terangan, menyatakan secara terbuka.98 

b.  َيصُْبِح 

Dalam kamus dijelaskan bahwa kata  َِيصُْبح berasal dari kata يصبح   ,صبح

 yang artinya mendatangi waktu pagi, memberi ucapan “selamat pagi”.99 

 
97 Muhammad ibn Isma’il Abu> Abdillah al-Bukha>ri> al-Ju’fi, S>>>>}ah}i>h} al-Bukhari, Juz VIII 

(Cet.1; Da>r al-T{auq al-Najah, 1422 H), h.20. 
98 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (Pustaka Progressif,XIV, 1997), h. 218. 



56 
 

 

 

c.  ُسَترََه 

Dalam kamus dijelaskan bahwa kata  ُسَترََه berasal dari kata ،ستر   يستر، 

 ,yang berarti menutupi, menyelubungi, menyembunyikan, merahasiakana يستر

menyamarkan, menaungi, melindungi, memproteksi, menyaring.100 

d. عملت 

Dalam kamus dijelaskan bahwa kata  عملت berasal dari kata عمل، اعمل yang 

berarti perbuatan, Tindakan, kelakuan, pekerjaan, aksi, tugas, fungsi, jabatan, 

profesi, karir, bisnis, pedagang, ketenagakerjaan.101 

e.  ُيَكْشِف 

Dalam kamus dijelaskan bahwa kata   يَك شِف berasal dari kata  يكشف  كشف، 

yang berarti membongkar, menggali dan menemukan, menyingkapkan, 

mengungkapkan, tidak menyelubungi, membuat dikenal, menampakkan, 

mendapatkan, membuka.102 

B. Teknik Interpretasi Hadis Penyebaran Aib Sendiri 

Interpretasi merupakan pemahaman terhadap teks dan dalam memahami teks 

hadis  Nabi dalam sejarah perjalanannya, secara garis besar terbagi menjadi tiga 

yaitu: interpretasi (pemahaman) tekstual, interpretasi (pemahaman) intertekstual 

dan interpretasi (pemahaman) kontekstual. 

 

 
99 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (Pustaka Progressif,XIV, 1997), h. 760 
100 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (Pustaka Progressif,XIV, 1997), h. 609 
101 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (Pustaka Progressif,XIV, 1997), h. 973 
102Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (Pustaka Progressif,XIV, 1997), h. 1212 
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1. Interpretasi Tekstual 

Interpretasi tekstual adalah interpretasi atau pemahaman terhadap matan 

hadis berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara makna maupun 

secara lafal, atau memperhatikan bentuk dan cakupan waktu. Beberapa hal yang 

perlu dipertimbangkan dalam memahami hadis Nabi saw. dari aspek teksnya, antara 

lain: Teknik periwayatan, gaya bahasa dan kandungan hadis. 103 

Adapun hadis yang menjadi objek kajian yang diteliti oleh penulis adalah:  

ِ حَدَّثنَاَ إبِ رَاهِ  يم  ب ن  سَع د  عَن  اب نِ أخَِي اب نِ شِهَاب  عَن  اب نِ شِهَاب  عَن  حَدَّثنَاَ عَب د  ال عزَِيزِ ب ن  عَب دِ اللَّّ

وَسَلَّمَ  عَليَ هِ  ِ صَلَّى اللَّّ   سَمِع ت  رَس ولَ اللَّّ يقَ ول   أبَاَ ه رَي رَةَ  قاَلَ سَمِع ت    ِ ب نِ عَب دِ اللَّّ ك لُّ سَالِمِ  يَق ول    

جَاهِرِينَ وَإِ  عاَفىً إلََِّّ ال م  تيِ م  بِحَ وَقَد  سَترََه  أ مَّ ل  بِاللَّي لِ عَمَلًا ث مَّ ي ص  ج  جَاهَرَةِ أنَ  يَع مَلَ الرَّ نَّ مِن  ال م 

يَك شِف   بِح   وَي ص  رَبُّه   ه   ت ر  يسَ  باَتَ  وَقَد   وَكَذَا  كَذَا  ال باَرِحَةَ  عَمِل ت   ف لَان   ياَ  فيَقَ ولَ  عَليَ هِ  ِ اللَّّ   سِت رَ اللَّّ  

 104لبخاري(.  عَن ه  )رواه ا 

Artinya : 
 
Abdul aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Akhi Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab dari Salim 
bin Abdullah dia berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: saya mendengar 
Rasulullah saw. bersabda, “Setiap umatku dimaafkan (dosanya) kecuali orang-orang 
yang menampak-nampakannya dan sesungguhnya di antara menampak-nampakkan 
(dosa) adalah seorang hamba yang melakukan amalan di waktu malam sementara 
Allah swt. telah menutupinya kemudian di waktu pagi dia berkata: “Wahai Fulan 
semalam aku telah melakukan ini dan itu, padahal pada malam harinya (dosanya) 
telah ditutupi oleh Rabb-Nya dan di pagi harinya ia menyingkap apa yang telah 
ditutupi oleh Allah swt.” 
 

Sebelum menentukan ketiga hal yang perlu diperhatikan dalam 

keterkaitannya dengan teknik interpretasi, penulis terlebih dahulu menentukan teks 

yang terdapat dalam hadis diatas. Kemudian penulis menyimpulkan bahwa ada 5 

pokok pembahasan utama dalam matan hadis tersebut yaitu: 

 
103 Arifuddin Ahmad, Metodolgi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-H}adi>s, (Cet. II; 

Makassar; Alauddin University Press, 2013), h. 19-20. 
104 Muhammad ibn Isma’il Abu> Abdillah al-Bukha>ri> al-Ju’fi, S>>>>}ah}i>h} al-Bukhari, Juz VIII 

(Cet.1; Da>r al-T{auq al-Najah, 1422 H), h.20. 
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تيِ مُعاَفىً إلِاَّ الْمُجَاهِرِينَ  (1  كُلُّ أمَُّ

Setiap umatku dimaafkan (dosanya) kecuali yang menampak-nampakkannya 

ُ عَليَْهِ فيََ  (2 جُلُ باِللَّيْلِ عَمَلًا ثمَُّ يصُْبِحَ وَقدَْ سَترََهُ اللََّّ  قوُلَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أنَْ يَعْمَلَ الرَّ

Dan sesungguhnya diantara yang menampak-nampakkan (dosa) adalah seorang 

hamba yang melakukan amalan di waktu malam  sementara Allah swt. telah 

menutupinya kemudian di waktu pagi dia berkata: 

 ياَ فلَُانُ عَمِلْتُ الْباَرِحَةَ كَذاَ وَكَذاَ  (3

Wahai Fulan semalam aku telah melakukan ini dan itu 

 وَكَذاَ وَقَدْ باَتَ يسَْترُُهُ رَبُّهُ  (4

Padahal pada malam harinya (dosanya) telah ditutupi oleh Rabb-Nya. Ia pun 

bermalam dalam keadaan (dosanya) telah ditutupi oleh Rabb-Nya 

ِ عَنْ  (5  هُ وَيصُْبِحُ يَكْشِفُ سِترَْ اللََّّ

Dan di pagi harinya ia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah swt.  

Setelah melihat teks hadis di atas maka dapat dipastikan bahwa hadis 

tersebut merupakan hadis dalam bentuk peringatan. 

Kandungan (Syarah) Hadis  

عاَفىً    تيِ م  جَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ ك لُّ أ مَّ هَارِ أنَ  يَع مَلَ ال عبَ دَ عَمَلًا إلََِّّ ال م  ِ ج   setiap umatku)  الْ 

dimaafkan kecuali orang-orang yang menampak-nampakkan (dosa), dan 

sesungguhnya diantara yang menampak-nampakkan (dosa) adalah seorang hamba 

yang melakukan suatu perbuatan...dst.), demikian redaksi yang terdapat pada 

sebagian salinan naskah dan naskah asal yang jadi sandaran. Kata ًعاَفى  dibaca م 

dengan huruf ha’ di akhirnya yang kembali kepada   ة  .({bentuk muannas)  الْ  مَّ



59 
 

 

 

Redaksi   ََِّّجَاهِرِينَ إل ال م   (kecuali orang-orang yang menampak-nampakkan 

(dosa) maksudnya adalah orang-orang yang menunjukkan kemaksiatan mereka, 

menampakkannya, dan menyingkapkan apa yang telah ditutupi Allah swt. atas 

mereka. Yaitu membicarakannya tanpa terpaksa dan tanpa keperluan. Dikatakan 

بأِمَْرِهِ، جَهَرَ بأِمَْرِهِ  هَرَ أجَ    dan  ِجَاهَرَ بِأمَْرِه (menampakkan perkaranya). 

مِنَ  هَارِ وَإِنَّ  ج  ِ الْ    (dan sesungguhnya diantara menampak-nampakkan (dosa), 

demikian redaksi yang dicantumkan pada semua salinan naskah, kecuali naskah Ibnu 

Mahan, di dalamnya dicantumkan dengan redaksi:  َمِن الْجِهَرِ   وَإِنَّ   keduanya s}ah}i>h}, 

yang pertama dari  .جَهَرَ  sedangkan yang kedua (riwayat Ibnu Mahan) dari  أجَْهَرَ  

الْجِهَرِ   مِنَ :  وَقاَلَ زُهَيْر    (Zuhair mengatakan dengan redaksi, “dan sesungguhnya 

termasuk menampak-nampakkan dosa.”) disebutkan dengan mendahulukan huruf 

ha’, menurut suatu pendapat bahwa ini yang menyelisihi yang benar. Namun 

sebenarnya tidak demikian, bahkan itu s}ah}i>h}, karena kata  merupakan logat yang 

bermakna kekejian dan perkataan yang tidak pantas.  ُالْهِجَر Sedangkan untuk yang 

melakukannya dikatakan:   َأهَْجَر. demikian yang disebutkan oleh al-Jauhari dan yang 

lainnya.105 

Iyadh berkata: “kata Jiha>r dan Hija>r serta muja>harah, semuanya benar dan 

bermakna muncul serta tampak. Dikatakan ‘jahara bi qaulihi’ atau ‘ajhara bi qaulihi’ 

artinya menampakkan perkataannya serta memperdengarkannya. Iyadh berkata: 

“adapun ihja>r artinya banyak berbicara dan mengucapkan kata-kata kotor lagi jorok. 

Ia dekat dengan makna muja>nah (menampakkan kemaksiatan). Seakan-akan juga 

merupakan perubahan dari kata jiha>r atau ijha>r. 

 
105 Imam an-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, Terj. Ahmad Khatib, Syarah 

Shahih Muslim, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 492-493. 
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Kata illa al-mujahiriin wa inna min al-mujahira (kecuali orang-orang yang 

menampakkan) kata ini menunjukan kepada orang-orang  yang menceritakan  serta 

menyombongkan diri terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga 

membawa pada dampak yang sangat buruk kepada orang dalam hal ini Allah swt. 

melarang untuk menampakkan perbuatan ataupun menceritakan sesuatu yang 

berkaiatan dengan perbuatan maksiat boleh jadi apa yang diceritakan atau perbuatan 

yang telah dilakukan sebelumnya berakibat buruk kepada orang lain atau bahkan 

kepada diri sendiri misalnya dampaknya kepada orang lain yaitu boleh jadi orang 

yang mendengarkan cerita orang tersebut melakukan hal yang sama terhadap apa 

yang telah dilakukan. Dampaknya terhadap pada diri sendiri munculnya rasa 

menyombongkan diri atau membanggakan diri sehingga membawa pada sikap yang 

membanggakan apa yang telah dilakukan  atau menampakkan apa yang telah 

dilakukan termasuk mencelakakan diri sendiri yakni membuka aib yang telah 

dilakukan padahal Allah swt sangat menyayangi hambanya sehingga Allah swt. 

menutup aibnya (kesalahannya) mereka sendirilah yang mengumbar-umbarkan 

aibnya sehingga diketahui oleh orang lain maka dari itu hadis Nabi saw melarang 

untuk menyebarkan apa yang dilakukannya di malam hari yang berkaitan dengan 

perbuatan yang maksiat sehingga aib diri sendiri tidak nampak oleh orang lain dalam 

hal ini menampakkan perbuatan yang dilarang untuk diceritakan sangatlah dilarang 

oleh Allah swt. karena perbuatan tersebut termasuk mempertontonkan perbuatan 

buruk sehingga dapat berdampak buruk bagi dirinya maupun orang lain. sebagaiman 

dalam QS. al-Luqman/31: 18 

رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تمَْشِ فىِ ا لأرَْضِ مَرَحًا إِنَّ الُلهَ لايَحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ    وَلاَ تصَُعِّ
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Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) 
dan janganlah kamu berjalan di muka Bumi dengan angkuh. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang lyang sombong lagi membanggakan diri.106 
 

Orang yang menyebarkan aibnya sendiri terkadang menimbulkan dua sebab 

yaitu yang pertama: Dia menceritakannya karena lupa dan tidak sengaja sehingga 

dia menceritakan keburukannya dengan hati yang tidak berniat dengan niat yang 

buruk (semisal ingin berbangga-bangga dengan maksiatnya). Kemudian yang kedua: 

Dia menceritakannya karena ingin membanggakan perbuatan maksiatnya sehingga 

setika ia menceritakannya dengan semangat (sadar) ia merasa seolah-olah ia telah 

mendapatkan ghonimah (memperoleh sesuatu sebagai hasil dari usaha) maka jenis 

ini adalah jenis yang paling buruk sebab menunjukkan sikap atau perbuatan yang 

sombong dengan membanggakan diri terhadap perbuatan yang telah dilakukan.107 

Menyebarkan aib sendiri lebih condong pada sikap takabur serta 

menyombongkan diri sehingga timbulnya rasa keangkuhan terhadap perbuatan yang 

tidak terpuji yang dilakukan, Imam al-Gazali berpendapat bahwa sikap angkuh atau 

membanggakan diri sebab ia ingin mendambakan pujian orang lain. Orang yang 

sombong terhadap kehormatan, sehingga untuk mendapatkan sikap hormat dari 

orang lain ia sering menceritakan kelebihannya yaitu terhadap perbuatan yang 

dilakukan.108 

 

106 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi 

Penyempurnaan, (Cet. I, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 412. 

107 https:// alhijroh.com/adab-akhlak/membuka-aib-sendiri-setelah-sebelumnya-allah-

tutup/diakses pada tanggal 26 Juni, 2022. 

108 Imam al-Ghazali, Tentang Bahaya Takabbur, terj. Ny. Kholilah Marhijanto, (Surabaya: 

Tiga Dua, 1994) h.79. 
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   Menyebarkan atau mengungkapkan serta menampakkan sesuatu perbuatan 

pada orang lain baik itu sifatnya menyombongkan diri atau ingin memberikan 

pengajaran kepada orang lain, maka dari itu sikap menampakkan suatu perbuatan 

yang jelas-jelas sudah dilarang oleh Allah swt. meskipun itu tidak langsung 

berdampak akan tetapi, Allah swt. sudah menutup aib umat-Nya akan tetapi 

merekah sendiri yang menyebarkan atau menceritakannya kepada orang lain dengan 

tujuan untuk menyombngkan diri. Adanya sikap keangkuhan  dalam diri yakni 

melakukan perbuatan yang merusak hubungan dengan Allah swt.(hablumminallah) 

dan manusia (hablumminannas) misalnya melakukan perzinahan, meminum khamar, 

berjudi, merampok, mencuri, korupsi, memfitnah, melakukan kekerasan fisik pada 

org lain, maupun melakukan kesyirikan (mempersekutukan)Allah swt. perbuatan 

yang seperti inilah yang termasuk merugikan diri sendiri. Penjelasan diatas  

memeberikan pelajaran kepada kita semua agar tidak menyebar kesalahan orang lain, 

sebab Allah sendiri menutup aib dari dosa itu. Termasuk dalam kaitan ini adalah 

agar kita tidak menyebar aib sendiri dan dosa yang pernah diperbuat, sebab Allah 

sendiri yang menutupnya. Bukankah Allah swt. melarang menceritakan aib, 

sebagaimana dalam QS. al-Nur/24:19. 

 

- QS. al-Nur/24: 19, yaitu: 

وَا   ا لدُّنْياَ  ألَِيم  فىِ  لَهُمْ عَذاَب   ءَامَنوُا  ا لَّذِينَ  فىِ  ا لْفَّحِشَةُ  تشَِيْحَ  أنَْ  يحُِبُّونَ  ا لَّذِيْنَ  يَعْلَمُ  إِنَّ  لْءَخِرَةِ وَا للهُ 

  تعَْلَمُونَ.  وَأنَْتمُْ لاَ 

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji 
itu tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih 
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didunia dan akhirat. Dan Allah swt. mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui”.109 
 

Dalam ayat diatas tampak jelas bahwa, Allah swt. meminta hamba-Nya 

menjauhi perbuatan mengumbar aib sebab dapat membawa pada mudharat. 

Meskipun ayat di atas hanya ditujukan kepada orang-orang yang menyebarkan aib 

orang lain akan tetapi dalam ayat ini memberikan pesan kepada umat islam bahwa 

bagaimanapun bentuk keburukan seseorang, maka tidak diperbolehkan untuk 

diumbar. Menyebarkan aib sangat tidak diajurkan meskipun itu adalah aib sendiri 

dengan tujuannya baik yakni untuk tidak melakukan hal yang seperti yang orang lain 

lakukan hanya saja perbuatan mengumbar aib termasuk dosa besar maka dari  itu 

Allah swt tidak. membolehkan untuk menyebarkan aib, baik aib sendiri maupun aib 

orang lain karena Allah swt menutup aib seorang muslim untuk menutupi dosa 

manusia akan tetapi merekalah yang membuka aibnya sendiri110 

 Ia adalah malam paling dekat yang telah berlalu dari .(tadi malam) الْباَرِحَةَ 

saat perkataan diucapkan. Engkau ucapkan ‘laqituhu al-Barihah’ (aku bertemu 

dengannya tadi malam). Asalnya dari kata barah}a yang bermakna hilang. 

Sehubungan dengan printah menutup aib sendiri telah disebutkan dalam satu hadis 

yang tidak sesuai dengan kriteria Imam Bukhari. Ia adalah hadis Ibnu Umar yang 

dinisbatkan kepada Nabi saw. (jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan buruk yang 

dilarang Allah. Barangsiapa terjerumus pada sesuatu darinya maka hendaklah dia 

menutupi apa yang telah ditutupi Allah swt.). 

Ibnu Baththal berkata, “perbuatan menampakkan kemaksiatan termasuk 

meremehkan hak Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang shalih dikalangan kaum 

 
109 Kementerian Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan, 

(Cet. I, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 517. 

110Muh}ammad ibn Isma>'i>l Abu> 'Abdilla>h al-Bukha>ri> al-Ju'fi>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz VIII (Cet. 

I; Da>r al-T{auq al-Naja>h, 1422 H.), h. 20. 
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mukminin. Ini termasuk salah satu bentuk pembangkangan terhadap mereka. Maka 

menutupi hal itu terhindar dari sikap meremehkan, karena kemaksiatan itu 

menghinakan pelakunya.  

 dalam .(”dia bertanya, “engkau mengerjakan ini dan ini)   كَذَا وَكَذَا فيَقَوُْلَ عَمِلْتَ   

riwayat Hammam disebutkan,   َذنَْب وَكَذَا أتَعَْرِفُ  كَذَا   (dia bertanya, “apakah engkau 

mengetahui dosa ini dan ini?”). kemudian dalam riwayat Sa’id dan Hisyam 

disebutkan,  ِرُهُ  بذِنُُوْبِه  Pada riwayat .(dia membuatnya  mengakui dosa-dosanya) فيَقُرَِّ

Sa’id bin Jubair disebutkan,   ُْرُهُ  فيَقَو بِذنَْبٍ ذنَْبٍ وَيقَوُْلَ أتَعَْرِفُ  لَ لهَُ إِقْرَأْ صَحِيْفتَك فيَقَْرَأْ وَيقُرَِّ

 dia berkata padanya,” Bacalah lembaran-lembaran amalmu.” Dia pun) أتَعَْرِفُ 

membacanya. Lalu ditanyakan dosanya satu-persatu. Dia berkata, “apakah engkau 

mengetahui? Apakah engkau mengetahui?”). 

أيَْ  ,Dalam Riwayat Hammam ditambahkan .(”Dia menjawab, “Ya) فيَقَوُْلُ: نَعَمْ 

فيَقَوُْلُ   ,Kemudian dalam riwayat Sa’id dan Hisyam disebutkan .(Wahai Tuhan) رَبّ 

 .(.”Dia berkata, “Aku mengetahui) أعَْرِفُ 

أغَْفِ  وَأنَاَ  الدُّنْياَ  عَليَْكَ فيِ  إنِيِّ سَترَْتهَُا  يقَوُْلُ  الْيوَْمَ ثمَُّ  لكََ  رْهَا   (kemudian dia berfirman, 

“sungguh aku telah menutupinya atasmu di dunia dan Aku mengampuninya 

untukmu hari ini”). dalam riwayat Sa’ide bin Jubair disebutkan,   ًوَيسَْرَة يَمْنةًَ  فيََلْتفَِتُ 

إنَِّكَ فيِْ فيََ  سِترِْي لاَ يَطَّلِعُ عَلىَ ذنُوُبكَِ غَيْرِي  قوُْلُ: لاَ بَأسَْ عَليَْكَ   (Dia menoleh ke kanan dan 

ke kiri. Maka Allah berfirman, “Tidak mengapa atasmu. Sungguh engkau Aku tutupi 

sehingga tidak ada yang mengetahui dosamu selain aku”.). 

Al-Muhallab berkata, “pada hadis terdapat anugerah Allah terhadap hamba-

hamba-Nya dengan menutup dosa-dosa mereka pada hari kiamat. Dia akan 

mengampuni dosa-dosa siapa yang dikehendaki-Nya di antara mereka. Berbeda 

dengan pendapat mereka yang menerapkan ancaman untuk orang-orang yang 

beriman, karena pada hadis ini tidak dikecualikan dari orang-orang yang ditutupi 
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dosa-dosanya kecuali orang-orang kafir dan munafik. Dimana mereka akan diseru 

dihadapan semua khalayak dengan laknat.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari merasakan hal ini, maka dia 

menyebutkan hadis ini pada  pembahasan tentang perbuatan aniaya bersama hadis 

Abu Sa’id   ْإِذاَ خَلَصَ الْمُؤْمِنوُنَ مِنَ النَّارِ حُبسُِوا بقِنَْطَرَةٍ بيَْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يتَقَاَصُّونَ مَظَلِمَ كَانَت

بوُا وَنقُُّوا أذُِنَ لَهُمْ فيِْ ذخُُوْلِ الْجَنَّةِ نَهُمْ فيِ الدُّنْياَ،  بيَْ  حَتَّى إِذاَ هُذِّ  (apabila orang-orang beriman 

selamat dari neraka, maka mereka ditahan di jembatan antara surga dan neraka. 

Mereka saling membalas kezhaliman-kezhaliman di antara mereka di dunia. Hingga 

ketika mereka dibersihkan dan disucikan maka diizinkan bagi mereka untuk masuk 

surga). Hadis ini menunjukkan dosa-dosa yang ditutupi pada hadis Ibnu Umar adalah 

dosa antara hamba dan Tuhan-Nya. bukan kezhaliman antara sesama para hamba. 

Konsekuensi hadis mengatakan mereka butuh untuk saling membalas. Kemudian 

hadis tentang syafaat menunjukkan sebagian kaum mukmin pelaku dosa akan di 

adzab di neraka, lalu keluar darinya dengan sebab syafaat seperti telah dipaparkan 

pada pembahasan tentang iman. Keseluruhan hadis menunjukkan bahwa kaum 

mukminin yang berbuat maksiat akan terbagi dua pada hari kiamat. Pertama, 

kemaksiatannya antara dirinya dengan Tuhan-Nya. maka hadis Ibnu Umar 

menunjukkan bahwa bagian ini terbagi lagi menjadi dua kelompok. Salah satunya 

kemaksiatannya tertutup di dunia, maka inilah yang akan ditutupi Allah di hari 

kiamat, dan ini disebutkan secara tekstual. Kelompok lainnya adalah mereka yang 

menampakkan kemaksiatannya akan diperlukan sebaliknya seperti diketahui dari 

makna kontekstual. Kedua, kemaksiatannya antara dirinya dengan hamba-hamba 

Allah yang lain. Mereka juga terbagi kepada dua kelompok. Salah satunya adalah 

mereka yang keburukannya. Mereka ini dimasukkan dalam neraka, kemudian 

dikeluarkan darinya dengan sebab syafaat. Lalu kelompok lainnya yang sama antara 

keburukan dan kebaikan. Maka mereka tidak masuk surga hingga terjadi antara 

mereka saling membalas seperti ditunjukkan hadis Abu Sa’id. Semua ini berdasarkan 
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apa yang ditunjukkan hadis-hadis sahih bahwa Allah swt. melakukan berdasarkan 

pilihan-Nya, karena tidak ada kewajiban apapun bagi Allah dan dia melakukan apa 

yang dia kehendaki kepada hamba-hamba-Nya.111 

Islam mengajarkan kita untuk menutup aib diri sendiri, begitu juga aib orang 

lain. Bahkan, perintah untuk tidak mengumbar aib dan keburukan menjadi salah satu 

penyebab. Sebagian mazhab Hanafi menjelaskan bahwa aib adalah suatu bagian 

yang tidak diberikan pada saat penciptaannya. karena itu, aib dianggap sebagai 

bentuk kekurangan. Sebagaimana dalam QS.  Al-Nur/24:19 yang berbunyi: 

وَا   ا لدُّنْياَ  ألَِيم  فىِ  لَهُمْ عَذاَب   ءَامَنوُا  ا لَّذِينَ  فىِ  ا لْفَّحِشَةُ  تشَِيْحَ  أنَْ  يحُِبُّونَ  ا لَّذِيْنَ  يَعْلَمُ  إِنَّ  لْءَخِرَةِ وَا للهُ 

 وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ.  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji 
itu tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih 
didunia dan akhirat. Dan Allah swt. mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui.112 

  

Syekh syauqiy ‘allaam, Mufti Mesir mengutip pendapat Imam Bukha>ri> dalam 

al-Adabu al-Mufrid bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, “bagi pengumbar dan 

penyebar cerita-cerita buruk sama besar dosanya. Atha’ bin Abi Ribah rahimahullah 

berkata, “siapa saja menyebarluaskan cerita-cerita buruk dan keji, meskipun cerita 

buruk itu memang betul terjadi”. 

 
111 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath}ul Bari> Syarah S}ahih al-Bukhari>, Terj. Amiruddin, Fathul 

Bari> penjelasan kitab s}ahih al-Bukhari>, Juz XXIX, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 293-

301. 

112 Kementerian  Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan, (Cet. I, 

Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 412. 
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Kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang akibat khilaf dan 

tergelicir dosa, bukan informasi yang perlu disebarkan, kecuali jika memungkaran 

itu dilakukan nyata terang-terangan oleh pelakunya, dan terkait dengan masalah 

banyak orang. Perbuatan salah dan khilaf seseorang hendaknya ditutupi dan tidak 

disebarluaskan. Imam Nawawi berpendapat bahwa haram hukumnya membuka aib 

diri sendiri ataupun aib orang lain, dan haram pula bagi orang yang 

menyebarluaskan.113 

Dalam ajaran Islam, Allah swt. senantiasa menutupi kesalahan hambanya di 

siang hari dan di malam hari. Setiap hamba diberi kesempatan untuk bertobat dari 

kesalahan yang dilakukannya dipagi hari, dan kesalahannya di malam hari. 

Dalam hadis ini kata Kullu Ummati Mu’afan setiap umat Nabi Muhammad 

saw. telah diampuni dosa-dosanya, kecuali orang-orang yang suka menampak-

nampakkannya. Dan sesungguhnya diantara menampak-nampakkan (dosa) ialah 

seorang hamba yang melakukan amalan di waktu malam sementara Allah swt telah 

menutupinya, kemudian di waktu pagi dia menceritakan aibnya padahal malam 

harinya (dosanya) telah ditutupi oleh Allah swt. kemudian di pagi harinya ia 

menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah swt. sebagaimana dalam QS. Az-

Zumar/39:53. 

ا لذُّنوُبَ قلُْ   حْمَةِ الُلهِ إِنَّ اللهَ يخَْفِرُ  ا لَّذِينَ ّأسَْرَفوُاْ عَلىََ أنَْفسُِهِمْ لاتَقَْنَطُواْ مِنْ رَّ إنَِّهُ هوَُ   يَعِباَدِيَ  جَمِيعاً 

حِيمُ   ا لْغفَوُرُ ا لرَّ

Terjemahnya: 

Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri 
mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

 
113 https:// mui.or.id/mui-provinsi/38280/goresan-hati-jangan-menebar-aib-dan-cacat-diri-

sendiri/diakses pada tanggal 26 Juni, 2022. 
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Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 114 
 

Dalam ayat ini Allah swt. menjelaskan bahwa mengampuni semua dosa-dosa 

umatnya dalam bentuk apapun kecuali mereka sendiri yang tidak mau Kembali 

kepada sang pencipta-Nya (bertobat). 

2. Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan 

memperhatikan hadis-hadis lain atau ayat-ayat lain al-Qur’an yang berkaitan. Salah 

satu cara untuk memahami hadis Nabi saw. secara utuh adalah menggunakan teks 

lain dengan tujuan menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis tersebut. 

Apakah memahami hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis yang 

bersangkutan, memperhatikan hadis lain yang memiliki makna yang sama, dan ayat-

ayat al-Qur’an yang memiliki keterkaitan. 

Untuk itu dibutuhkan riwayat-riwayat lain yang juga membahas tentang 

Penyebaran Aib Sendiri dalam perspektif hadis Nabi saw. agar dapat memahami teks 

hadis dengan adanya teks yang lain. Baik di dalam satu teks ataupun teks lain karena 

adanya keterkaitan yang terkandung di dalamnya. 

Penulis menggunakan teks al-Qur’an dan hadis sebagai salah satu cara untuk 

memahami hadis Nabi saw. dasar syari’at tentang penyebaran aib sendiri adalah 

firman Allah swt. Berikut ini: 

 

 

 
114 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi 

Peyempurnaan, (Cet. I, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 464. 
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- QS. al-Nur/24: 19, yaitu: 

ا لَّذِي فىِ  ا لْفَّحِشَةُ  تشَِيْحَ  أنَْ  يحُِبُّونَ  ا لَّذِيْنَ  يَعْلَمُ  إِنَّ  وَا لْءَخِرَةِ وَا للهُ  ا لدُّنْياَ  ألَِيم  فىِ  لَهُمْ عَذاَب   ءَامَنوُا  نَ 

 وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ.  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji 
itu tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih 
didunia dan akhirat. Dan Allah swt. mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui”.115 

Selain itu, kandungan hadis tentang penyebaran aib sendiri dapat diperkuat 

lagi dengan adanya hadis lain yang mendukung dari jalur kitab Bukhari yaitu sebagai 

berikut: 

قْبةَُ قاَلَ حَدَّثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ يوُنسَُ عَنْ زُهَيْرٍ حَدَّثنَاَ مَنْصُور  عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ حَدَّثنَاَ أبَوُ مَسْعوُدٍ عُ   

ا أدَرَْكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّ ةِ إِذاَ لَمْ تسَْتحَْيِ فاَفْعلَْ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ شِئْتَ  مَا  النُّبوَُّ  

Artinya: 

 "Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus dari Zuhair telah bercerita 
kepada kami Manshur dari Rib'iy bin Hirasy telah bercerita kepada kami Abu 
Mas'ud 'Uqbah berkata; Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya diantara yang 
didapatkan manusia dari perkataan (yang disepakati) para nabi adalah, "Jika 
kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu".  )HR. Bukhari: 3483) 
 

Secara tekstual kita dilarang untuk menyebarkan aib sendiri, sedangkan 

secara intertekstual adapun ayat yang mendukung yaitu Qs. al-Nur/24:19. Adapun 

tujuannya adalah agar kita bisa menghindari untuk mengumbar aib sendiri, terutama 

bagi kalangan pejabat atau pemerintah, selebriti, sebab mereka adalah orang-orang 

penting yang terkenal dikalangan masyarakat. Sehingga apapun yang mereka 

lakukan bisa membuat masyarakat untuk meniru apa yang mereka lakukan. Selain 

itu hadis ini juga sangat relevan dalam kehidupan umat sekarang ini sebab kita telah 

melihat berbagai fenomena yang terjadi, dimana di zaman sekarang banyak sekali 

 
115 Kementerian  Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan, (Cet. I, 

Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 351. 



70 
 

 

 

orang-orang yang sangat mudah untuk menyebarkan aibnya sendiri di media sosial 

tanpa merasa malu, bahkan ada juga yang merasa sangat bangga dengan apa yang 

mereka lakukan bahkan banyak juga yang menjadikannya sebagai konten agar bisa 

terkenal. 

Dari ayat dan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa sebelumnya Rasulullah 

saw. sudah memperingatkan didalam al-Qur’an maupun hadis yang merupakan 

bentuk peringatan/pengingat agar tidak mengumbar aib, baik itu aib sendiri maupun 

aib orang lain dan akan dilaknat oleh Allah swt. di hari kiamat kelak. 

3. Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi kontekstual merupakan cara menginterpretasikan atau 

memahami matan hadis dengan memperhatikan asba>b al-Wuru>d hadis (konteks di 

masa Nabi saw, pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat, dan/atau bentuk 

peristiwa) dan konteks kekinian (konteks masa kini). Teknik interpretasi kontekstual 

juga dimaksudkan untuk menguatkan makna formal dan untuk menegaskan makna 

substansial. Aplikasi teknik kontekstual dapat bersifat iniversal, local, dan 

temporal.116 

Setelah penulis mencari asbab al-Wurud dari hadis yang dikaji penulis tidak 

menemukan adanya asbab al-Wurud dari hadis tersebut. Namun, dari teks hadis yang 

dikaji penulis menyimpulkan bahwa hadis tersebut dapat dipahami secara tekstual 

maupun secara kontekstual. Adapun hadis yang dikaji oleh penulis yaitu: 

ِ حَدَّثنَاَ إبِ رَاهِيم  ب ن  سَع د  عَن  اب نِ أخَِي اب نِ شِهَاب  عَن  اب نِ شِهَاب  عَ حَدَّثنَاَ عَ  ن  ب د  ال عزَِيزِ ب ن  عَب دِ اللَّّ

وَسَلَّمَ  عَليَ هِ  ِ صَلَّى اللَّّ   سَمِع ت  رَس ولَ اللَّّ يقَ ول   أبَاَ ه رَي رَةَ  قاَلَ سَمِع ت    ِ ب نِ عَب دِ اللَّّ ك لُّ  يَ سَالِمِ  ق ول  

بِ  ل  بِاللَّي لِ عَمَلًا ث مَّ ي ص  ج  جَاهَرَةِ أنَ  يَع مَلَ الرَّ جَاهِرِينَ وَإِنَّ مِن  ال م  عاَفىً إلََِّّ ال م  تيِ م  حَ وَقَد  سَترََه  أ مَّ

 
116 Arifuddin Ah}mad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-H}adi>s, h.117-

118. 
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ه    ت ر  يسَ  باَتَ  وَقَد   وَكَذَا  كَذَا  ال باَرِحَةَ  عَمِل ت   ف لَان   ياَ  فيَقَ ولَ  عَليَ هِ  ِ اللَّّ   سِت رَ اللَّّ يَك شِف   بِح   وَي ص  رَبُّه  

 117عَن ه  )رواه البخاري(.  

Artinya : 
 
Abdul aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Akhi Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab dari Salim 
bin Abdullah dia berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: saya mendengar 
Rasulullah saw. bersabda, “Setiap umatku dimaafkan (dosanya) kecuali orang-orang 
yang menampak-nampakannya dan sesungguhnya di antara menampak-nampakkan 
(dosa) adalah seorang hamba yang melakukan amalan di waktu malam sementara 
Allah swt. telah menutupinya kemudian di waktu pagi dia berkata: “Wahai Fulan 
semalam aku telah melakukan ini dan itu, padahal pada malam harinya (dosanya) 
telah ditutupi oleh Rabb-Nya dan di pagi harinya ia menyingkap apa yang telah 
ditutupi oleh Allah swt.” 
 

Dari teks hadis diatas, secara kontekstual hadis ini menunjukkan bahwa 

Rasulullah saw. menyampaikan, kemudian memperingatkan umatnya bahwa Allah 

swt. akan mengampuni setiap dosa seorang hamba yang telah melakukan 

kemaksiatan di waktu pagi atau di malam hari asalkan ia mau bertaubat, kecuali bagi 

orang yang dengan sengaja memberitahukan atau membeberkan kemaksiatan telah 

dilakukannya. Sebab, bagaimana Allah akan menutupi aib seorang hamba jika 

mereka sendiri yang menyebarkannya, sedangkan orang lain belum tentu terjamin 

bahwa ia tidak akan menceritakannya terhadap orang lain yang ditemuinya dan 

apabila tersebar luas, dan ditiru oleh orang lain artinya kita telah menunjukkan 

sebuah jalan keburukan (menjadi contoh buruk) bagi orang lain. Oleh karena itu 

Allah swt. tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang telah melakukan 

perbuatan maksiat apalagi jika ia telah menyebarkannya di hadapan manusia. 

C. Relavansi Hadis tentang Penyebaran Aib Sendiri pada Era Masa Kini 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini kebutuhan untuk berinteraksi 

menjadi semakin meningkat, penemuan teknologi informasi (internet) yang 

berkembang pesat, kemudian teknologi itu mengubah masyarakat dari masyarakat 

 
117 Muhammad ibn Isma’il Abu> Abdillah al-Bukha>ri> al-Ju’fi, S>>>>}ah}i>h} al-Bukhari, Juz VIII 

(Cet.1; Da>r al-T{auq al-Najah, 1422 H), h.20. 
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lokal menjadi masyarakat dunia global. Perkembangan teknologi informasi tidak 

hanya mampu menciptakan masyarakat dunia global namun mampu 

mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat sehingga tanpa 

disadari manusia hidup dalam dua dunia kehidupan, yakni kehidupan masyarakat 

nyata dan kehidupan masyarakat maya (cybercommunity).118 

Media sosial tidak hanya berguna sebagai media komunikasi saja, akan tetapi 

menjadi sumber informasi yang cepat, ketika informasi tersedia di media sosial jauh 

lebih cepat menyebar dan sampai pada informasi dari media lainnya. Tidak jarang 

berita seperti bencana alam, berita kriminal, kecelakaan lalu lintas dan sebagainya 

yang belum di tampilkan di layar televisi namun sudah lebih dulu diketahui oleh 

masyarakat melalui media sosial. Pada saat seseorng menerima berita dari berbagai 

media, mereka cenderung lebih cepat mensharing berita tanpa memeriksa terlebih 

dahulu kebenaran dari suatu berita tersebut. Media sosial mampu mempengaruhi 

perkembangan fisik dan akhlak seseorang, sebagai umat Islam perlu menjauhi dan 

meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah swt. seperti memfitnah, membuat akun 

palsu untuk menyebarkan aib seseorang, dan menjatuhkan martabat orang lain. 

dengan memastikan kebenaran suatu keharusan sebelum menyebarkannya di media 

soaial.119 Hal ini bertolak belakang dengan sikap yang harus dilakukan oleh umat 

muslim seperti yang tertulis dalam QS. al-Hujurat/49:6 yang berbunyi: 

 تصُْبحُِوْا عَلىَ مَافَعَلْتمُْ نَدِمِيْنَ آءَكُمْ فاسَِق  بنِبَاٍَ فتَبَيََّنوُْآ انَْ تصُِيْبوُْا قوَْمًا بجَِهَالةٍَ فَ يأَيَُّهَا ا لَّذِينَ امََنوُْا إِنْ جَ 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman|! Jika seseorang yang fasik datang 
kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu 

 
118 Rafsanjani, Brian, Sikap Tabayyun dalam al-Qur’an Menurut Mufassir dan 

Kontekstualisasi pada problematika pemberitaan Media Sosial, Diss, UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2018. 
119 Nurul Afiza Razali, et.al. “Media Sosial dan Impak Negatif  Menurut Islam” , Prosiding 

Seminar Sains Teknologi dan Manusia, 2019. 
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tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang 
akhirnya kamu menyesali perbuatan itu”.120 

 

Allah swt. memerintahkan agar benar-benar meneliti berita yang dibawa oleh 

orang-orang fasik untuk lebih berhati-hati, sehingga tidak ada seseorang yang 

memberikan keputusan berdasarkan perkataan orang fasik tersebut, dimana pada 

saat itu orang fasik tersebut berstatus sebagai pendusta dan membuat kekeliruan 

sehingga, orang yang memberikan keputusan bersumber dari ucapan orang fasik itu 

berarti ia telah mengikutinya dari belakang. Padahal Allah swt. sudah melarang 

untuk mengikuti jalan orang-orang yang berbuat keburukan. Oleh sebab itu, yang 

wajib menerima berita orang fasik ialah tabayyun (memeriksa dengan teliti), jika ada 

dalil dan qarinah (tanda) yang membuktikan kebenarannya maka diberlakukan dan 

dibenarkan. Akan tetapi, apabila dalil dan qarinah memperlihatkan kecurangannya, 

maka kecurangan tidak dibenarkan. Tidak semua berita yang disampaikan benar, dan 

juga tidak semua informasi seseuai dengan faktanya. Terkadang musuh-musuh 

senantiasa mencari celah untuk menguasai kalian.121 Maka wajib untuk selalu 

berhati-hati hingga dapat mengetahui orang yang akan menyebar informasi yang 

tidak benar Allah swt. berfirman dalam QS. al-Hujurat/49:6 yang berbunyi: 

 نْ جَآكُمْ فسَِق  بنِبَإٍَ  فتَبَيََّنوُا يأََ يُّهَا ا لَّذِيْنَ ءَامَنوُاْ إِ 

Terjemahnya: 

”Hai orang-orang yang beriman! Jika datang kepadamu orang fasik membawa 
berita, maka periksalah dengan teliti”. 
 

Mengenai berita yang perlu adanya pembuktian ialah penggunaan kata ‘naba 

untuk menamakan berita, bukan kata khabar. M. Qurais Syihab membedakan dua 

kata itu. Kata naba’ membuktikan berita penting, sedangkan khabar membuktikan 

berita secara umum. Al-Qur’an memberi petunjuk bahwa berita yang perlu 

 
120  Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi 

Penyempurnaan, (Cet. I, Jakarta Timur: Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 516. 
121 Riskal Jabir, Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Tabayyun dalam QS Surah Al-

Hujurat ayat 6 pada Kitab Tafsir Al-Misbah. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo), 2022. 
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diperhatikan dan diselidiki ialah berita yang sifatnya penting. Adapun isu-isu ringan, 

omong kosong, dan berita yang tidak bermanfaat perlu diselidiki, bahkan tidak perlu 

didengarkan karena hanya akan menyita waktu dan energi. Fenomena hoax atau 

penyebaran berita palsu secara meluas dan berdampak besar bukanlah hal baru dalam 

sejarah manusia, bahkan korbannyapun tidak pandang bulu, disebabkan begitu 

mudahnya meneruskan dan membagikan berita yang tidak jelas. Berikut berita hoax 

yang pernah terjadi yaitu : a.) Masa Nabi Adam AS, Ketika mendapat kabar bohong 

iblis sehingga terusir dari surga, b.) Masa Nabi Nuh AS, dituduh orang gila yang 

berambisi menjadi penguasa (sebagaimana allah jelaskan dalam QS. al-Qamar: 9), c.) 

Fir’aun juga menyebarkan berita hoax dengan menyebut Nabi Musa AS ahli sihir 

yang ingin merebut kekuasaan Fir’aun dan juga mengusir rakyatnya dari negeri 

mereka (QS. as-Syuara: 34-35). Adapun bagi mereka yang menyebarkan berita hoax 

tanpa menyadari bahwa berita tersebut bohong, maka Allah swt. memperingatkan 

kita dalam QS. al-Isra/17:36 yang berbunyi:122 

 ؤَادَ كَّلُّ أوُلئَكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْئوُلا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْم  إِنَّ السَّمْعَ وَالْبصَرَ وَالْفُ  وَلاَ تقَْفُ مَا

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatanndan hati, 
semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya”. 
 
 

Islam tidak menghendaki umatnya melakukan perkataan dusta, jika dalam 

keseharian kita mengenal ungkapan “mulutmu adalah harimaumu, atau apabila 

diterapkan dalam dunia maya “statusmu adalah harimaumu” maka Islam telah 

memperingatkan kepada orang-orang mengenai pertanggung jawaban mereka atas 

ucapan dan perbuatannya kepada Allah swt. dan manusia. Sebaliknya, dengan 

memilah setiap informasi yang diterima dan akan disebarluaskan, media sosial dapat 

bermanfaat sebagai sarana dakwah ditengah gersangnya khazanah ilmu dan 

 
122 https://almukminngruki.or.id/index.php/berita/23-fiqih/115-pandangan-islam-terhadap-

berita-hoax/diakses pada tanggal 29 November 2022. 
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informasi yang seimbang mengenai Islam.123 sebagaimana dalam QS. Qaaf/50: 18 

yang berbunyi: 

 لْفِظُ مِنْ قوَْلٍ الِاَّ لَديَْهِ رَقيِْب  عَتيِْد  مَايَ 

Terjemahnya: 

“Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat 
pengawas yang selalu siap (mencatat)”. 

Beberapa sikap yang menyebabkan seseorang tidak bertabayyun diantaranya 

adalah memiliki sifat sombong, egois, fanatik, merasa sudah paham, dan malas 

dalam mencari kebenaran. Dalam menafsirkan ayat mengenai tabayyun menurut M. 

Qurais Shihab dan Aidh al-Qarni mereka sama-sama mengartikan fatabayyanu 

sebagai makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh 

orang fasik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tabayyun ialah sikap tidak tergesa-

gesa dan meneliti lebih dulu ketika merima informasi dari orang fasik. Orang fasik 

sendiri diartikan sebagai orang yang telah keluar dari ketaatan kepada Allah swt. 

(Imam Abu Ja’far at-Thabari dalam Ammi Nur Baits. Maka dari makna dari 

tabayyun jika dimaksudkan dalam konteks menerima informasi di sosial media ialah 

tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan apakah informasi tersebut benar atau 

salah. Selain itu sikap tidak tegesa-gesa menghindarkan dari kemungkinan langsung 

meneruskan informasi tersebut ke rekan kerja atau group di media sosial. Adapun 

langkah yang dapat diambil pada saat menerima informasi tersebut dengan mencari 

sumber informasi apakah benar adanya atau tidak. Kemudian mencari tahu siapa 

yang telah membawa informasi tersebut, apakah dari sumber individu atau 

organisasi yang kebenarannya jelas atau tidak.124 Diriwayatkan dari sahabat Abu 

Hurai>ra>h ra, Nabi saw, bersabda: 

 
123 Nur Aksin, Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial, Fakultas Teknik 

Universitas PGRI Semarang, Jl. Sidodadi Timur No. Semarang, 2016. 
124 Muhammad Usman Noor, Penilaian Kualitas Informasi Sebagai Bentuk Sikap Tabayyun 

Ketika Menerima Informasi di Sosial Media dan Internet, Bibliotika: Jurnal Kajian Perpustakaan dan 

Informasi, 2.1, (2018), 33-40.  
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ثَ بِك ل ِ مَاسَمِعَ  ءِ كَذِباً أنَ  ي حَد ِ  كَفىَ باِل مَر 

Artinya: 

“Cukuplah seseorang itu sebagai pendusta (pembohong), ketika dia 
menceritakan semua (berita)  yang dia dengar”. (HR. Muslim No. 5) 
 

Di zaman sekarang ini, teknologi yang semakin canggih dapat memudahkan 

seseorang dalam mendapatkan sebuah informasi, baik itu informasi yang besrsifat positif, 

negatif, hoax, ataupun informasi bukan hoax. Saking mudah dan cepatnya mendapatkan 

informasi, seringkali para pembaca terkecoh akan kebenaran berita tersebut. Begitu juga 

halnya dengan pembuat konten, baik berupa video, gambar dan tulisan. Seringkali kita 

melihat para pembuat konten lupa akan etika dalam membuat suatu konten yang akan 

dilihat  oleh ribuan orang bahkan bisa mencapai jutaan orang.  Kita sering melihat para 

kreator dengan sengaja menyebarkan aib orang melalui kontennya demi mendapatkan 

banyak view tanpa melihat apa efek yang akan timbul pada orang yang sudah disebarkan 

aibnya, tentunya yang kita bahas disini adalah orang yang disebarkan aibnya tanpa 

persetujuan dari dirinya (orang yang di sebarkan Aibnya). Kalau sudah ada persetujuan dari 

orang tersebut maka tentunya sudah tidak jadi masalah. . Ironisnya, hal ini sudah 

dianggap biasa dan menjadi hidangan keseharian dalam pergaulan, dan juga tak 

kalah seruhnya dengan adanya acara-acara infotainment yang gemar dalam 

mengumbar aib di berbagai media massa yang kerap kali menyebut-nyebut 

keburukan orang lain. Kemudian sering pula terjadi banyak yang suka mengumbar 

aib sendiri dengan tujuan untuk menaikan rating di media sosial supaya banyak yang 

menonton, sebagaimana dalam hadis ini bahwa ada seseorang yang menceritakan 

perbuatannya yang lalu, ia ceritakan kepada Nabi saw. Padahal Allah swt. sudah 

menutupi aibnya. Sedangkan sekarang banyak orang yang menceritakan aib sendiri 

bukan hanya kepada orang secara langsung akan tetapi sudah masuk dalam ranah 

teknologi media sosial yang menghubungkan pengguana diseluruh dunia serta bisa 

diakses kapan dan dimana saja. 
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Para Konten Kreator tentunya tidak bisa sembarangan dalam membuat konten. Ada 

etikanya, salah satunya adalah tidak boleh menyebarluaskan informasi yang berhubungan 

dengan Aib orang dengan memakai video, gambar, ataupun tulisan, kecuali  orang 

tersebutlah yang membuka Aibnya sendiri di media dengan tujuan untuk mengutarakan 

sebuah masalah yang dialami yang mengakibatkan cepatnya informasi tersebar di medsos. 

Kata lainnya berarti orang tersebut sudah mengizinkan informasi mengenai dirinya boleh 

diketahui oleh orang lain. Lalu bagaimana jika ternyata para konten kreator menyebarkan 

aib atau menyebarkan malu seseorang? Misalnya konten kreator menampilkan gambar 

mengenai orang yang disebarkan aibnya tanpa ada persetujuan dari dia. Untuk menampilkan 

sebuah informasi yang kita belum tahu sudah dapat izin atau belum dari orang yang 

bersangkutan dalam memuat sebuah berita Karena dapat menimbulkan efek psikologis bisa 

terjadi selama hidupnya.  



 

78 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya tentang “Penyebaran Aib Sendiri 

Perspektif Hadis Nabi saw. (Suatu Kajian Tah}li>li> terhadap Riwayat Abu Hurairah 

ra.), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Setelah melakukan takhrij hadis, maka secara ilmiah hadis yang diteliti  yang 

berkaitan dengan penyebaran aib sendiri, yang terdapat pada kitab s}ah}i>h} 

Bukhari dapat dipertanggung jawabkan orisinalitasnya atau hadis tersebut 

dinilai berstatus s}ah}i>h}.  

2) Hadis mengenai penyebaran aib sendiri, Allah swt. melarang untuk 

menampakkan perbuatan ataupun menceritakan sesuatu yang berkaiatan 

dengan perbuatan maksiat boleh jadi apa yang diceritakan atau perbuatan 

yang telah dilakukan sebelumnya berakibat buruk kepada orang lain atau 

bahkan kepada diri sendiri misalnya dampaknya kepada orang lain yaitu 

boleh jadi orang yang mendengarkan cerita orang tersebut melakukan hal 

yang serupa terhadap apa yang telah dilakukan. 

3) Sedangkan jika ditinjau relavansi hadis Nabi pada era masa kini, dalam hadis 

Nabi tentang penyebaran aib sendiri yaitu dalam era sekarang ini yang 

dimana sering kita menyaksikan betapa mudahnya seseorang mengumbar aib 

sesama, melempar tudingan, mencari-cari kesalahan orang lain, 

menyebarluaskannya dan bahkan menjadikannya sebagai lelucon tanpa 

menyadari akan bahayanya. Terkadang ini terjadi dimana saja baik dipasar, 

warung, halaman rumah, ditempat kerja dan lain sebagainya. Ironisnya, hal 

ini sudah dianggap dianggap biasa dan menjadi hidangan keseharian dalam 

pergaulan, dan juga tak kalah seruhnya dengan adanya acara-acara 

infotainment yang gemar dalam mengumbar aib di berbagai media massa 
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yang kerap kali menyebut-nyebut keburukan orang lain. Kemudian sering 

pula terjadi banyak yang suka mengumbar aib sendiri dengan tujuan untuk 

menaikan rating di media sosial supaya banyak yang menonton, sebagaimana 

dalam hadis ini bahwa ada seseorang yang menceritakan perbuatannya yang 

lalu, ia ceritakan kepada Nabi saw. Padahal Allah swt. sudah menutupi 

aibnya. Sedangkan sekarang banyak orang yang menceritakan aib sendiri 

bukan hanya kepada orang secara langsung akan tetapi sudah masuk dalam 

ranah teknologi media sosial yang menghubungkan pengguana diseluruh 

dunia serta bisa diakses kapan dan dimana saja.    

B. Implikasi 

Hadis tentang penyebaran aib sendiri harus lebih banyak untuk diperhatikan 

dan diketahui oleh banyak orang agar seseorang tidak mudah untuk menyebarkan 

aibnya apalagi di zaman sekarang dengan canggihnya teknologi seseorang dengan 

mudahnya mengumbar aibnya di media sosial. 

Melalui penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan pengalamn 

yang mendalam terkait pentingnya memahami hadis tentang penyebaran aib sebdiri 

sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. 

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk dapat  

menyempurnakaniskripsiiini.  
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