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DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ج

 
jim j je 

 ح

 
h}a h} ha (dengan titik di bawah) 

 خ

 
kha kh ka dan ha 

 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 s}ad ص
s} 

es (dengan titik di bawah) 

 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



x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2. Vokal 

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. 

Contoh: 

يْفَ كَ    : kaifa 

مَ وَْصَ    : s}aumu 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah 

 

i i  َا 
d}ammah u u  َا 

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

ـه  ha h ha 

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ى

 qaf q qi ق
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

ةَ ل َصَ   : s}ala>tu 
هَ يْفََ   : fi>hi 

لَ وَْقَ ي َ   : yaqu>lu 

4. Ta>’ Marbu>t}ah 

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

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

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat 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 ta (t). 

Contoh: 

ل ة َالْْ ح اد يْثَ لْس   \silsilah al-ah}a>di>s : س 

ةَ قَ ب َ طَ    : t}abaqah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

Nama 

 

Harkat dan Huruf 

 
fath}ah dan alif 

atau ya 
 

ى | ...   ا ...     

 
kasrah  dan ya 

 

ىــ ِ    

 
d}ammah  dan 

wau 

وــُـ  

 

Huruf dan  
Tanda 

 
a> 

i> 

u> 

Nama 

 
a dan garis di atas 

 
i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 
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sebuah tanda tasydi>d (   ِ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ناَ ر بَ   : rabbana> 

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

ى  )  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>) ,(ــــ ـ

Contoh: 
ىَ ع لَ   : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر بىَ

 

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 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contohnya: 

د يْثَ ا لَْ    : al-h{adi>s\ 

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. 

Contohnya: 

مَ  ر وْنَ تَ   : ta’muru>na 

يْءَ شَ   : syai’un 

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 pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditu/lis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), Sunnah, khusus dan 
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umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Siyar A‘la>m al-Nubala> 

I‘tiba>r al-Sanad 

9. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. 

Contoh: 

Takhri>j al-h{adi>s\ 

Ah}mad bin H{anbal 
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10. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

w.  = Wafat tahun 

QS. …/…: 30. = Quran Surah …, ayat 30 
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ABSTRAK 

 

NamaPeneliti  : Sitti Sagirah 

N I M   : 80100314070 

Konsentrasi  : Hadis 

Judul Disertasi : Studi Ma‘ani al-Hadis Terhadap Hadis-Hadis Prediktif   

                                      Dan Implementasinya Dalam Konteks Kekinian 

            

Tujuan penelitian ini adalah:  mendeskripsikan hadis-hadis prediktif di bidang 

politik, ekonomi dan sosial, kemudian  mengkritik otentisitasnya,  menganalisis 

kandungan dan implementasinya dalam konteks kekinian. Kajian ini berawal dari 

permasalahan: bagaimana otentisitas hadis-hadis prediktif,  bagaiman kandungan dan 

implementasinya dalam konteks kekinian?. 

 Dalam menjawab permasalahan tersebut, menggunakan metode tahli>li dan 

tehnik interpretasi tekstual, intertekstual, dan kontekstual dengan pendekatan 

multidisipliner, yaitu pendekatan teologis normatif, historis, sosiologis, dan 

antropologis. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan 

mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (content 

analysis) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan 

masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkan. 

 Sebelum mengkritik otentisitas hadis-hadis berdasarkan kaidah kesahihan 

hadis, terlebih dahulu melakukan takhri>j al-hadi>s\ dengan menggunakan 

beberapa kata kunci dari ciri hadis prediktif, yaitu: sayaku>nu, saya’ti>, al-

sa>‘ah, zama>nun, yu>syiku al-umam, dan d}uyyi‘at. Langkah ini dilakukan 

dengan melalui CD Program hadis Mau>su>‘ah al-h}adi>s\ al-Syari>f dan al-

Maktabah al-Sya>milah. Setelah mengetahui kualitas hadis sebagai hadis sahih, 

maka dilanjutkan drngan  studi ma‘a>ni> al-hadis untuk mengetahui kandungan 

hadis dan implementasinya dalam konteks kekinian, 

Dengan takhri>j al-hadi>s\ yang dilakukan, ditemukan sebanyak 476  

riwayat hadis yang di dalam matannya terdapat lafal prediktif, dan terekam dalam al-

kutub al-tis’ah. Kedelapan hadis (berkaitan dengan: politik, ekonomi, dan sosial) 

yang dipilih untuk diteliti, dinyatakan berkualitas s}ahih. Sementara itu, berdasarkan 

studi ma‘a>ni> al-hadi>s\, dipaahami bahwa, di bidang politik, Nabi saw. 

mengingatkan pentingnya  kualitas sinergisitas umat Islam dalam menghadapi 
berbagai bentuk provokasi (wahn) yang mengancam persatuan dan kesatuan umat 

Islam. Demikian juga, bagi  penguasa, agar tidak berlaku sewenang-wenang, 
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menghindari kebobrokan moral, menegakkan sifat adil dan amanah dalam 

rekrutmen pejabat yang professional untuk menghindari terjadinya kerusakan, 

bahkan kehancuran tatanan kehidupan masyarakat. Di bidang ekonomi, Nabi 

saw. memprediksi akan terwujudnya kemajuan di bidang transportasi dan 

keamanan yang berdampak pada kemajuan ekonomi dan peningkatan 

kesejahtraan masyarakat. Mencari harta dengan tidak peduli halal atau haram 

adalah keserakahan yang akan merusak berbagai dimensi kehidupan, di antaranya 

dimensi ekonomi individu dan masyarakat. Di bidang sosial, memprediksikan 

adanya perubahan orientasi kehidupan sosial dan terjadinya kerusakan moral yang 

merupakan akibat dari berkurangnya kepedulian umat terhadap nasehat (ilmu) 

ulama, karena itu hendaknya para ulama memerankan diri sebagai solusi dan 

rujukan utama dalam semua persoalan hidup umat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Hadis tidak dapat dipisahkan dengan al-Qur’an sebagai sumber ajaran 

Islam, sebab hadis merupakan bayan (penjelas) terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang 

masih mujmal (global), ‘am (umum) dan yang muṭlaq (tanpa batasan). Bahkan 

secara mandiri hadis dapat berfungsi sebagai muqarrir (penetap) terhadap suatu 

hukum yang belum ditetapkan oleh al-Qur’an, 1  karena isi al-Qur’an besifat 

universal yang memerlukan rincian penjelasan lebih lanjut dari hadis.  

Dalam Islam, hadis menempati posisi ke dua setelah al-Qur’an sebagai 

sumber referensi atau pandangan hidup. Al-Qur’an adalah peraturan atau undang-

undang yang komprehensif dan meliputi aspek timdan kaidah asasi Islam, idiologi, 

ibadah, etika, muamalah, dan sopan-santun. Sedangkan hadis berfungsi sebagai 

penjelasan manifestasi langsung seluruh kandungan al-Qur’an.2 

Batasan umum yang diterminologikan sebagai hadis selain perbuatan, 

taqri>r, ahwa>l, juga ucapan Nabi saw. 3  Sabda tersebut sebagian mengandung 

prediksi tentang keadaan yang akan terjadi di masa mendatang, bahkan tentang 

keadaan  jauh ke depan seperti akan terjadinya kiamat. 

 

1Muḥammad Abū Syu’bah, Fī Rihāb al-Sunnah al-Kutub al-Sittah fi Makānatiha wa fi 

Tarīkhiha (Al-Qa>hirah: Dār al-Katib al-‘Araby, 2001), h. 26.  

2 Yusuf Qard}awi, al-madkhal Li Dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyyah, terjemahan Agus 

Suyadi Raharusun “Pengantar Studi Hadis”, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1991), h.70 

3 Muhammad‘Ajjāj al-Khātib, Us}u>l al-Hadīś ‘Ulu>muh Wa Mus}t}ahuh (Cet. XI 

Damsyiq: Dār al-Ma’ārif, 2008), h. 3.  
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Informasi yang terkandung dalam hadis Nabi saw. ada yang berupa 

perkataan, informasi para Nabi terdahulu, dan prediksi Nabi saw. sebagaimana yang 

diajarkan oleh Allah swt. yang membicarakan kehidupan di kemudian hari. Karena 

Nabi sendiri memang tidak mengetahui sesuatu yang ga>ib, kecuali setelah ada 

bimbingan dan informasi dari Allah, baik yang bakal menimpa umatnya atau umat 

manusia secara umum, kabar gembira atau duka, karena Nabi memiliki tugas sebagai 

pembawa peringatan dan kabar baik bagi orang beriman. Di dalamnya juga berisi 

hadis-hadis tentang fitnah yang akan terjadi di kemudian hari serta tanda-tanda 

kiamat, bahkan mayoritas hadis Nabi menginformasikan ramalan (prediksi) di masa 

datang.4 

Nabi saw. dalam menyabdakan hadisnya tentu sesuai dengan wahyu atau 

tuntunan Allah swt. sehingga harus diyakini bahwa hadis-hadis yang bersifat 

prediksi benar adanya karena seluruh ucapan Nabi saw. berdasarkan wahyu untuk 

dijadikan hujjah, pegangan hidup yang benar, terhindar dari kesalahan. 

Pada kenyataannya, sebagian hadis yang tertulis dalam koleksi kitab hadis, 

tidak selamanya mudah untuk diaplilkasikan di masa sekarang. Sebab sebagaian 

informasi dalam hadis itu terkadang tidak sesuai dengan perkembangan kemajuan 

ilmu pengetahuan, atau informasinya berbeda dengan informasi yang diperoleh dari 

dalil-dalil lain. Belum lagi informasi yang termuat dalam hadis yang masih 

dipertanyakan autentisitas diri pembawa berita dan materi berita yang disampaikan 

Kajian terhadap hadis menjadi penting karena apa yang dinyatakan sebagai 

hadis yang bersumber dari Nabi saw. ternyata sebagian diragukan keotentikannya. 

Kemudian, tinjauan historis membuktikan bahwa sebelum hadis dibukukan pada 

 

4  Yusuf Qardhawi, al-Madkhal Li Dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyyah Terjemahan :Agus 

Suyadi Raharusun dengan judul:Pengantar Studi Hadis, h. 24 
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masa pemerintahan ‘Umar bin ‘Abd. al-‘Azīz, telah terjadi pemalsuan hadis. 5 

Fakta sejarah yang demikian, menyebabkan ulama dari generasi ke generasi 

senantiasa memiliki perhatian yang serius terhadap pengkajian hadis. 

Kajian tentang hadis, selalu fokus pada aspek wuru>d dan dala>lah-nya. 

Wuru>d, berkaitan dengan sistem periwayatan asal-usul hadis, yakni apakah 

suatu hadis benar-benar berasal dari Nabi saw. atau tidak. Pada gilirannya, 

melahirkan studi penelitian hadis, studi kritik sanad dan matan. Tujuannya, 

menentukan kuantitasnya (mutawa>tir atau ahad), juga kualitasnya ( s}aḥīh, 

ḥasan, atau ḍa‘īf). Sedangkan dala>lah, berkaitan dengan pemahaman yang 

ditunjukkan oleh suatu hadis yang telah dinyatakan diterima berdasarkan 

penelitian, atau studi kritik. Subtansi dala>lah hadis inilah, tidak dapat 

dipisahkan dengan studi ma‘a>ni> al-h}adi>s 

Aktivitas memahami hadis sesungguhnya sudah terjadi sejak zaman Nabi 

Muhammad saw. terutama sejak beliau diangkat sebagai Rasul dan sekaligus 

sebagai panutan (uswatun hasanah) bagi para sahabat. Dengan kemahiran bahasa 

Arab dan intensitas pergaulan mereka dengan Nabi saw. maka secara umum para 

sahabat bisa langsung menangkap maksud hadis Nabi.  Kalau muncul kesulitan 

memahami sabda Nabi, para sahabat bisa langsung menanyakan dan konfirmasi 

kepada Nabi, apa sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi terkait dengan hadis yang 

disampaikannya. Hal itu sebagaimana terlihat dalam beberapa riwayat hadis. 

 

5 Pemalsuan hadis mulai muncul dan berkembang pada zaman khalifah Ali bin Abū 

Thālib. Demikian pendapat ulama hadis pada umumnya. M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan 

Sanad Hadis (Cet. II Jakarta: Bulan Bintang, 2000), h. 92-95. Latar belakang orang memalsukan 

hadis bermacam-macam, di antaranya adalah kepentingan-kepentingan  politik, ekonomi, 

golongan, mazhab fiqh ataupun teologi. Lihat Mustafa al-Sibāi, al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-

Tasyrī’ al-Islāmi (t.t: Dār al-Qaumiyah, 2000), h. 76. 
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Problem memahami hadis semakin kompleks ketika Islam mulai tersebar 

di berbagai daerah non Arab. Mereka yang tidak mengetahui dengan baik tentang 

stilistika bahasa Arab, jelas akan menemui kesulitan dalam memahami sebagian 

hadis Nabi saw. Sebab terkadang beliau menggunakan ungkapan-ungkapan yang 

bersifat maja>z (metaforis), rumzi (simbolis), qiya>si (analogis) dan bahkan 

kadang menggunakan sebuah kata g}ari>b (asing), yang dulu jelas maknanya 

namun lambat laun kata itu tidak dipakai lagi, sehingga dianggap asing dan sulit 

dipahami. 

Kompleksitas dalam memahami hadis Nabi juga terkait dengan paradigma 

dan asumsi dasar yang dipakai dalam memandang sosok Nabi Muhammad saw. 

Demikian halnya, dengan konteks zaman Nabi saw. yang berbeda dengan zaman 

kita, sehingga kadang menyebabkan redaksi hadis terasa kurang komunikatif 

dengan konteks kekinian.6 Semua itu tentu akan semakin menambah kompleksitas 

dalam memahami hadis Nabi. 

Dengan demikian para ulama berusaha keras untuk menjembatani 

problem-problem tersebut. Muncullah Ilmu Gharib al-hadis, Ilmu mukhtalif al-

Hadis, Ilmu Fiqh al-Hadis atau Syarh al-Hadis, kemudian disebut dengan Ilmu 

Ma‘a>ni> al-h}adi>s, yaitu ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami 

hadis Nabi saw. dengan mempertimbangkan struktur linguistik teks hadis, 

konteks munculnya hadis (asbab al-wuru>d), kedudukan Nabi saw. ketika 

menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu 

dengan konteks kekinian, sehingga diperoleh pemahaman yang relatif tepat, tanpa 

kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian. 

 

6Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode 

Memahami Hadis Nabi (Cet.2 Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), h.vi 



5 

 

Seperti yang telah ditegaskan bahwa hadis merupakan bagian integral dari 

al-Qur’an, maka upaya memahami hadis sangat urgen sebagaimana urgennya 

menafsirkan al-Qur’an. Kajian tersebut lebih penting lagi jika fokus pada hadis-

hadis prediktif pada segi kritik matan dan maknanya atau dalam istilah ilmu 

hadis, adalah studi ma’a>ni> al-hadi>s baik secara tekstual maupun secara 

kontekstual. Matan hadis tersebut perlu dikritik dan diteliti segi perbedaan lafal 

dan maknanya,7 termasuk hadis-hadis prediktif yang multi interpretasi.  

Pada intinya, memahami hadis prediktif lebih fokus pada kritik matan 

tanpa mengesampingkan sanad, dalam upaya mengetahui kesahihan dan makna 

yang terkandung di dalamnya,8 sehingga muncul kebenaran fakta dan realitas di 

lapangan, bahwa berbagai kejadian yang telah diprediksikan Nabi saw. benar-

benar terjadi. 

Menurut penulis, hadis prediktif terdiri atas dua klasifikasi berdasarkan 

kejadiannya. Pertama, hadis prediktif yang berkaitan dengan keadaan yang 

sedang terjadi atau berkembang sampai saat ini sejak pasca wafatnya Nabi saw. 

Kedua, hadis prediktif yang belum terjadi sekarang tetapi dipastikan kejadiannya 

pada masa mendatang. Misalnya: hadis prediktif tentang kemajuan yang akan 

dialami oleh umat di bidang transportasi dan keamanan.9 

 

7 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran 

Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Islam (Cet.I; Jakarta: Renaisan, 2005), h. 121.  

8Hadis sahih yaitu sanadnya bersambung sampai kepada Nabi. Seluruh periwayatnya     

’a>dil dan ḍābit}, terhindar dari syāż dan illat. Demikian menurut Ibn al-Ṣalāḥ, Ilmu al-Ḥadīś 

(Madīnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 2004), h.20.  

9  Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari no.3328, Lihat dalam CD al-

Mau>su>’ah al-Hadis  al-Syari>f. 
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Hadis tersebut memprediksikan tentang datangnya masa kejayaan Islam dan 

keamanan di seantero dunia dan sekaligus menunjukkan dibolehkannya 

perempuan bepergian tanpa suami atau mahram. 

Termasuk prediksi Nabi saw. tentang kesewenang-wenangan penguasa dan 

krisis moral dalam HR. Muslimmemprediksikan  saw.Dari hadis itu, Nabi   10 .

kesewenang-wenangan dan kez{aliman penguasa politik yang menggunakan 

cambuk untuk memaksa orang, dan krisis moral. Juga memprediksikan 

perempuan yang semakin berani mempersolek diri hanya merangsang nafsu, 

sehingga memalingkan masyarakat dari permasalahan besar yang dihadapi. 

Banyak lagi hadis prediktif selain yang telah disebutkan, baik yang 

memprediksikan keadaan sedang berlangsung sekarang, maupun perediktif masa 

mendatang yang belum terjadi, penting untuk dikaji dengan asumsi bahwa ajaran 

Islam yang termaktub dalam hadis-hadis tersebut berlaku sepanjang masa. 

Redaksi hadis yang termatub dalam matan keberlakuannya tidak terikat oleh 

waktu dan tempat termasuk hadis-hadis prediktif sehingga menarik untuk diteliti, 

baik yang terkait dengan  autentisitasnya  maupun pemahamannya secara  

komprehensif sesuai dengan konteks kekinian. 

Hadis-hadis prediktif, dapat ditelaah melalui  ilmu ma‘a>ni> al-hadi>s 

dengan meneliti makna tekstual, dan kontekstualnya atau formatif dan 

 

10Abū Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairiy, Ṣaḥ>h Muslim, Juz IV, h. 211 dalam kitab 

al-libās wa al-zina>, hadis nomor 3971. 
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subtantifnya melalui studi ma‘a>ni> al-h}adi>s\ pada matan tanpa mengabaikan 

aspek sanadnya untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakana, 

masalah pokok yang relevan diajukan dalam disertasi ini  adalah; bagaimana kualitas 

dan kajian  makna matan hadis-hadis prediktif Nabi berdasarkan studi ma’a>ni> al-

hadi>s.  Dari pokok permasalahan tersebut, peneliti merumuskan beberapa sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis prediktif berdasarkan kaidah 

kesahihan hadis ?. 

2. Bagaimana kandungan hadis- hadis prediktif ? 

3. Bagaimana implementasi hadis-hadis prediktif berdasarkan studi ma‘a>ni> 

al-h}adi>s dalam konteks kekinian? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

1. Pengertian judul 

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap judul penelitian ini 

dan ruang lingkup penelitiannya agar terhindar dari kesalahpahaman (mis 

undertanding) terhadap medan operasional penelitian sekaligus menjadi fokus 

penelitian yang dilakukan maka diperlukan bahasan batasan definisi kata dan 

variabel yang tercakup dalam judul penelitian. 
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 Hadis mengandung arti al-khabar (berita), al-jadi>d (yang baru),11 atau 

setiap apa yang diceritakan baik pembicaraan atau khabar. 12  Bila kata hadis 

diperhadapkan pada etimologi (asal usul kata), lafaẓ  حدث   dapat berarti al-kalām 

(pembicaraan), al-waq‘u (kejadian), ibtada‘a (mengadakan), al-sabab (sebab), 

rawa> (meriwayatkan) dan al-qadi>m (lawan dari yang lama). 13  Secara 

terminologi, ulama mendefinisikan bahwa hadis sebagai segala perkataan, 

perbuatan dan taqrir yang disandarkan kepada Nabi saw. baik sebelum atau 

sesudah diutusnya menjadi Rasul. 14  Batasan hadis tersebut seringkali 

disinonimkan dengan sunnah, khabar, dan atsar. 

Judul penelitian ini menggunakan term ganda hadis-hadis, yakni beberapa 

riwayat hadis prediktif, fokus pada segala ucapan  Nabi Muhammad saw.  yang 

bersifat prediksi tentang suatu peristiwa yang terjadi sekarang dan yang akan 

terjadi pada masa mendatang. Namun penelitian ini membahas hadis-hadis 

prediktif dari aspek kualitas mapun pemahaman maknanya. Istilah prediktif 

tersebut berasal dari bahasa Inggris, prediktive yang berarti ramalan. Berasal dari 

kata prediksi, yakni perkiraan yang akan terjadi,15 pada masa mendatang dan yang 

akan berlangsung. Namun hadis prediktif yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah ucapan atau pernyataan Nabi saw. (hadis qauliyyah)  yang menggambarkan 

 

11Muḥammad Ibn Mukram Ibn Manāzūr, Lisān al-Arab, juz XV (Cet. I; Bairūt: Dār al-

Fikr, 2000), h. 513. 

12Ibrahim Anis., et al., Al-Mu’jam al-Wasith, jilid I (Cet.III; Mis}r: Dār al-Masyriq, 

2001), h. l60.  

13Ahmad Warson al-Munawir, Kamus al-Munawwir (Cet.I;Yogyakarta:Ponpes Krapyak, 

2004), h.260-261.   

14Muḥammad Muṣṭāfa Azami, Dirāsah fī al-Ḥadīś al-Nabawi wa al-Tarīkh al-Tadwīnih, 

Terjemahan: Ali Mustafa Ya’qub “Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya” (Cet. III; Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 2004), h.27. 

15 Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2014), h, 894. 



9 

 

suatu peristiwa yang akan terjadi di masa datang baik sebelum maupun setelah Nabi 

wafat, dan merupakan informasi yang didukung oleh wahyu sebagai bukti kebenaran 

risalah yang dibawa sekaligus merupakan i‘ja>z kepada siapa pun yang meragukan 

dan menentang kenabiannya, prediksi Nabi merupakan tanabbua>t  yang berkaitan 

dengan tugas kenabiannya. 

Sebagai sub judul penelitian adalah studi ma’a>ni> al-hadi>s, yakni 

menelaah hadis-hadis prediktif yang fokus pada makna hadis tersebut baik secara 

formatif dan subtantif sehingga terungkap makna yang tersurat dan yang tersirat  

dalam matan hadis itu. Dengan demikian, penelitian ini tidak terlepas dari kritik 

sanad dan matan, yakni meneliti kualitas hadis berdasarkan kaidah kesahihan 

hadis, demikian juga kandungan maknanya secara tekstual, intertekstual, dan 

kontekstual. 

2. Ruang lingkup pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan disertasi ini adalah hadis prediktif Nabi saw. 

Di bidang politik, ekonomi dan sosial. Di bidang politik misalnya meneliti hadis 

yang terkait dengan akan terjadinya kesewenang-wenangan penguasa dan 

rekrutmen pejabat yang tidak professional. Hadis prediktif di bidang ekonomi, 

meneliti hadis yang terkait dengan akan terjadinya kemajuan di bidang 

transportasi dan keamanan, dan ketidakpedulian manusia terhadap sumber harta 

yang didapat apakah halal atau haram. Di bidang sosial, meneliti hadis Nabi yang 

memprediksikan akan adanya perubahan kehidupan sosial, dan ilmu ulama yang 

kurang mendapat respon dari masyarakat, sehingga kebodohan lebih perpengaruh, 

kemaksiatan meraja lela. Kemudian, untuk memahami kandungan hadis prediktif 

tersebutdan implementasinya dalam konteks kekinian, hadis-hadis prediktif 

tersebut dianalisa berdasarkan metodologi studi  ma’a>ni> al-hadi>s. 
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D. Kajian Pustaka 

Sepanjang pengetahuan penulis, literatur kepustakaan dan hasil penelitian 

dari berbagai kepustakaan, belum ditemukan literatur yang membahas tentang 

kualitas dan pemahaman hadis-hadis prediktif yang diteliti, Dengan demikian, 

penelitian ini termasuk baru dan hasil yang diharapkan dapat memberi kontribusi 

kajian studi Islam, hususnya di bidang hadis. 

Walaupun demikian, beberapa hasil kajian yang relevan dengan penelitian 

penulis, antara lain:  

1. buku Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, karya M. Syuhudi Ismail. 

Buku ini, mengurai sejumlah hadis-hadis prediktif yang harus dipahami 

secara tersurat (tekstual) dan yang tersirat (kontekstual). Pendekatan metode 

syarah yang digunakan penulisnya adalah, bagian dari studi ma ‘a>ni> al-

hadīś .Sehingga dalam uraiannya, ditemukan bukti-bukti yang jelas bahwa 

dalam berbagai hadis, terkandung ajaran Islam yang bersifat universal, 

temporal, dan atau lokal.16 Di sini dapat dipahami bahwa M. Syuhudi Ismail 

telah menggunakan syarah hadis-hadis berkonotasi prediktif dengan 

pendekatan teknik interpretasi tekstual dan kontekstual. Namuun dalam 

buku tersebut belum membahas secara terperinci tentang pemahaman 

terhadap hadis-hadis prediktif. 

2. Buku Menembus Laylat al-Qadr, karya Muhammadiyah Amin. Buku ini 

sebelumnya merupakan disertasi yang secara prediktif mengungkap waktu-

waktu turunnya malam lai>lah al-qadr pada malam-malam ganjil akhir 

 

16M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma’ani al-

Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal (Cet.II; Jakarta: Bulan 

Bintang, 2000), h. 6-7. 
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bulan Ramadhan. Namun belum membahas tentang hadis prediktif di bidang 

politik, ekonomi, dan sosial. 

3. Buku Paradigma Baru Memahami Hadis: Refleksi Pemikiran Pembaruan 

Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail, karya Arifuddin Ahmad. Buku ini 

membahas gagasan brilian dari Syuhudi Ismail berkaitan dengan metodologi 

memahami hadis-hadis Nabi saw. Dalam buku tersebut penulis 

mengemukakan beberapa rekomendasi, anatara lain: bahwa untuk 

kepentingan telaah dan kritisi pemahaman hadis Nabi, hususnyua dalam 

menyikapi perkembangan zaman sekarang, diharapkan tidak cukup hanya 

secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan menggunakan 

berbagai pendekatan multi disipliner seperti sosiologi, antropologi, 

psikologi dan sejarah. Namun dalam buku tersebut belum membahas 

tentang aplikasi konsep pemahaman hadis tersebut terhadap hadis- hadis 

prediktif yang diteliti. 

4. Buku Metodologi Memahami Hadis Kajian Ilmu Ma‘a>ni> al-h}adi>s, 

karya Arifuddin Ahmad. Dalam buku tersebut, penulis menjelaskan bahwa 

untuk menyelaraskan kedudukan Nabi saw. sebagai uswah hasanah dan 

misi kerasulannya, pemahaman terhadap hadis dapat dilaksanakan dengan 

teknik interpretasi tekstual, intertekstual dan kontekstual. Penerapan teknik 

ini dapat dilakukan secara bersamaan untuk mengetahui keluasan makna 

yang terkandung di dalam hadis-hadis Nabi tersebut, baik yang bersifat 

substansial maupun yang bersifat formal. Penerapan tehnik dan metode 

tersebut diharapkan menjadi solusi berbagai masalah khilafiyah dan 

permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat. Namun hadis-hadis 

prediktif yang diteliti belum dibahas dalam buku tersebut. 
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5. Buku Cara Benar Memahami Hadis, karya Ali Mustafa Yaqub. Dalam buku 

tersebut, penulis antara lain mengemukakan beberapa cara memahami hadis 

Nabi saw. agar tidak terjadi kesalahan bahkan menimbulkan paham sesat 

dan menyesatkan. Misalnya: meneliti illah hadis, baik mans}u>sah maupun 

mustanbat}ah, melihat dan memperhatikan letak geografis, kondisi sosial, 

dan budaya bangsa Arab pada saat hadis disampaikan. Namun buku tersebut 

belum membahas tentang hadis-hadis prediktif. 

6. Buku Hadis-Hadis Prediktif & Teknis Studi Pemikiran Fazlur Rahman, 

karya Abdul Fatah Idris. Dalam buku tersebut, penulis antara lain 

mengemukakan pandangan Fazlur Rahman tentang konsep sunnah dan 

hadis. Demikian juga pemikirannya tentang hadis sebagai sumber hukum 

Islam tidak lepas dari dua pendekatan, yaitu sosio-historis dan pemahaman 

makna (hermeneutika).  Tetapi daalam buku tersebut belum membahas 

secaara husus tentang otensititas dan pemahamman hadis-hadis prdiktif 

yang dikaji dalam disertasi ini. 

7. Dalam bentuk disertasi, Hermeneutika Hadis (Studi Atas Teori Pemahaman 

Hadis Menurut Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur) oleh Abdul Haris. 

Disertasi setebal 313 halaman ini menyimpulkan bahwa bangunan teori 

pemahaman hadis, sifat, dan karakteristik model pemahaman hadis yang 

ditawarkan oleh kedua pemikir ini berbeda. Bangunan metodologi Rahman 

adalah perlunya reevaluasi dan reintepretasi unsur-unsur hadis dengan 

kondisi moral sosial yang berubah pada masa kini, melalui kajian historis 

dan mengubahnya menjadi sunnah yang hidup dan secara tegas 

membedakan nilai ril yang dikandungnya dari latar belakang situasionalnya. 

Sementara Syahrur, teori metodologi pemahamannya terbangun pada 
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pembacaan ke dua pada berbagai kitab hadis dengan mengklasifikasinya 

dalam hadis-hadis kenabian dan risalah. Hadi-hadis risalah dibagi kepada 

dua kategori, hadis-hadis yang secara tekstual dn esensial harus dipahami 

berdasarkan nas al-kitab (seperti ibadah, hudud dan akhlak), dan hadis-hadis 

yang harus dipahami secara metodologis saja, seperti hadis-hadis yang 

mengisyaratkan pendefinisian atas konsep tertentu 17  Namun belum 

membahas tentang pemahaman hadis-hadis prediktif berdasarkan studi 

ma’a>ni> al-hadi>s. 

8. Disertasi, Hermeneutika Hadis-Hadis Rukyatul Hilal oleh Abdul Majid. 

Disertasi setebal 319 halaman ini, penulis melakukan analisis hermeneutic 

terhadap hadis-hadis rukyatul hilal dan menyimpulkan bahwa tidak 

ditemukan penolakan terhadap aplikasi hermeneutic pada hadis, karena 

secara konseptual, konstruksi hermeneutika hadis tidak jauh beda dengan 

konstruksi  yang telah dibangun oleh para ulama hadis yang meliputi dua 

hal penting, yaitu: autentisitas dan intrepretasi yang mengerucut pada satu 

kata kunci, historicity (historisitas). Disertasi tersebut belum menyinggung 

tentang pemahaman terhadap hadis-hadis prediktif. 

E. Kerangka Teoretis 

1. Uraian Teori. 

Secara teoretis, prediksi Nabi saw. dalam berbagai hadis prediktif tentu 

benar adanya jika hadis-hadis yang dimaksud berkualitas sahih, (sanad dan 

 

17 Abdul Haris, “Hermeneutika Hadis, Studi atas Teori Pemehaman Hadis  Fazlur Rahman  

dan Muhammad Syahrur” Disertasi, UIN sunan Kalijaga Yogjakarta tahun 2011, h. 191-105 
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matannya), sehingga kritik sanad dan matan diperlukan yang diistilahkan dengan 

naqd al-sanad wa naqd al-matan. 

Menurut al-Bagdādi  (w. 1072 M) sebagaimana yang dikutip oleh al-

Adlabī bahwa, suatu matan hadis barulah dinyatakan sebagai maqbūl (diterima 

berkualitas sahih) apabila: 

Tidak bertentangan dengan akal sehat;  

a. Tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang telah muhkam; 

b. Tidak bertentangan dengan hadis mutawātir;  

Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf;  

c. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti;  

d. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih 

kuat.18 

Dalam hubungannya dengan tolok ukur untuk meneliti matan hadis palsu, 

ditemukan lagi pendapat ulama yang berbeda-beda. Ibn al-Jauzi (w. 1210 M), 

misalnya mengemukakan dengan pernyataan yang cukup singkat bahwa “setiap 

hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan 

pokok gama, maka ketahuilah bahwa hadis tersebut adalah palsu”. 19 Sebagian 

ulama lagi menyatakannya lebih rinci. Dilihat dari tingkat akurasinya, rincian 

tolok ukur tersebut memang ada yang perlu dipersoalkan. Walaupun demikian, 

untuk bahan acuan umum tampaknya al-Adlabī menyebutkan kriteria untuk 

menolak matan hadis daif, yakni ;  

 

18Ṣalāh al-Dīn al-Adlabī, Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulamā’ al-Hadīś al-Nabawi>  

(Cet. I; Bairūt: Mansyūrāt Dār al-Afāq al-Jadīdah, 2003), h. 236. 

19Demikian pendapat Ibn al-Jawzi yang dikutip oleh al-Adlabī, Manhaj Naqd al-Matn 

‘Inda ‘Ulamā’ al-Hadīś al-Nabawi>, h. 237. 
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a. Memuat balasan dan ancaman yang berlebihan, yang tidak mungkin 

disabdakan oleh Nabi saw. 

b. Memuat hal-hal yang bertentangan dengan indra 

c. Tidak ketat dan redaksinya kelihatan dapat “mengeliru-kan” pemahaman 

d. Bertentangan secara nyata dengan hadis sahih 

e. Menunjukkan bahwa Nabi saw. melakukan sesuatu yang jelas di hadapan 

sahabat dan mereka setuju untuk menyembunyikannya dalam arti mereka 

tidak me-riwayatkannya. 

f. Hadis itu batal dengan sendirinya, karena tidak menanda-kan sabda Nabi saw. 

g. Redaksinya tidak seperti yang diucapkan Nabi, padahal sabda Nabi saw. 

adalah (termasuk) wahyu. 

h. Dalam hadis itu ada data sejarah yang tidak jelas 

i. Sangat identik dengan keterangan yang diperoleh dari (perkataan) dokter 

j. Batal redaksinya karena ditentang oleh banyak bukti 

k. Bertentangan dengan ayat Alquran.20 

Dari ke-11 acuan umum ma‘āyir naqd al-matan yang dikemukakan al-

Adlabī di atas, lebih lanjut beliau merincinya lagi, sehingga hanya terdiri atas 

empat saja, yakni tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an, tidak 

bertentangan dengan hadis yang lebih kuat; tidak bertentan dengan akal sehat, 

indera, dan sejarah; susunan pernyatannya tidak menunjukkan ciri-ciri sabda 

kenabian. 21  Inilah tolok ukur yang dijadikan untuk menilai kesahihan matan 

hadis-hadis prediktif. Untuk kajian makna hadi-hadis prediktif diperlukan kaidah-

kaidah di atas, dan berdasarkan aturan penelitian hadis. 

 

20Al-Adlabī, Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulamā’ al-Hadīś al-Nabawi>,  h. 237-238. 

21Al-Adlabī, Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulamā’ al-Hadīś al-Nabawi>, h. 238. 
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Implementasi hadis prediktif dalam konteks kekinian, dianalisis dengan 

cara menginterpretasikan matan (teks) hadis secara konprehensif. M. Syuhudi 

Ismail menyatakan bahwa mungkin saja suatu hadis tertentu lebih tepat dipahami 

secara tersurat (tekstual), sedang hadis tertentu lainnya lebih tepat dipahami 

secara tersirat (kontekstual).22 Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa ada 

tiga cara digunakan dalam menganalisis hadis prediktif berdasarkan metode 

tahli>li. Pertama, analisis tekstual, yakni menginterpretasikan hadis berdasarkan 

makna verbal dari teks hadis yang bersangkutan. Kedua, analisis intertekstual, 

yakni memahami teks hadis  dengan adanya teks lain baik dalam redaksi hadis 

yang sama atau di dalam redaksi hadis lain. Ketiga,  analisis kontekstual, yakni 

menginterpretasikan hadis yang juga didasarkan pada konteks yang melingkupi 

hadis bersangkutan. 

Analisis hadis secara tekstual dilakukan bila hadis-hadis prediktif yang 

bersangkutan, telah dihubungkan dengan berbagai aspek yang berkaitan 

dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, namun tetap menuntut 

pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. 

Dalam pada itu, analisis hadis  prediktif secara kontekstual dilakukan bila dibalik 

teks suatu hadis, ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis bersangkutan 

dipahami tidak sebagaimana maknanya yang tersurat (tekstual).  

Hadis-hadis prediktif tentu multi interpretasi jika merujuk kepada 

pendapat ulama. Ulama hadis yang berbeda zaman klasik memberikan tawaran 

yang cukup berbeda dengan ulama hadis kotemporer. Tentu dengan kekuatan 

analisa dan eksperimen pensyarahan yang ditampilkan dapat dikatakan 

 

22M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma’ani al-

Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal (Cet. I; Jakarta: PT. Bulan 

Bintang, 1994), h. 6  



17 

 

mencukupi tarap keilmuan. Namun demikian, sejauhmana ulama hadis klasik atau 

ulama mutaqaddimīn dan ulama kontemporer atau muta’akhkhirīn memahami 

hadis-hadis prediktif itu oleh penulis berusaha membadingkankan sebelum 

sampai pada rumusan kesimpulan. 

Berdasarkan telaah penulis, ulama muhaddis\i>n sebetulnya telah banyak 

mencoba melakukan pensyarahan terhadap hadis-hadis yang dianggap prediktif. 

Mereka memberikan pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut terutama terhadap 

syarah al-kutub al-sittah dengan berbagai metodenya yang hampir sama, dengan 

metode pensyarahan model ijmāli (global), hampir mempunyai kemiripan dengan 

model pensyarahan tahli>li>, namun beda tipis dalam segi uraiannya.  

Metode tahli>li> uraiannya sangat terperinci sehingga metode 

pensyarahannya lebih banyak dapat mengemukakan pendapat dan ide-idenya. 

Berbeda dengan metode syarah ijma>li> yang tidak memiliki ruang untuk 

mengemukakan pendapat dan ide-ide pensyarah. Karena itu, penjelasan yang 

sangat umum dan sangat ringkas merupakan syarah yang dimiliki metode ijmālī. 

Namun tidak menutup kemungkinan uraian panjang lebar juga diberikan tatkala 

sebuah matan hadis tertentu membutuhkan penjelasan yang detail dan 

penjelasannya tidak seluas model pensyarah taḥlīlī. 

Metode-metode syarah hadis seperti yang disebutkan, diperkaya dengan 

berbagai teknik interpretasi meliputi tekstual, kontekstual, dan intertekstual. 

Teknik interpretasi tekstual yakni menginterpretasikan hadis berdasarkan makna 

verbal dari teks hadis yang bersangkutan. Penekanan teknik interpretasi seperti ini 

adalah pada aspek linguistik dan filologi. Teknik interpretasi kontekstual, yakni 

menjelaskan hadis yang juga didasarkan pada konteks yang melingkupi hadis 

bersangkutan. Teknik interpretasi intertekstual yakni menginterpretasikan hadis 
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berdasarkan hubungan makna yang bersumber dari al-Qur’an atau hadis lainnya 

yang terkait. Teknik interpretasi seperti ini memberi penekanan pada aspek 

teologi normatif. Implementasi metodologi pemahaman hadis, tidak terlepas dari 

metode tafsir dan teknik interpretasi yang digunakan. 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan menemukan sumber-sumber 

yang menyediakan informasi faktual atau pendapat para ahli mengenai 

permasalahan penelitian, karena itu penelitian ini dapat dikategorikan sebagai 

penelitian kepustakaan atau library research. Sumber-sumber data yang 

dikumpulkan berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang membahas secara 

langsung ataupun tidak langsung yang terkait dengan permasalahan penelitian. 

Sumber datanya ada dua, primer dan sekunder. Sumber data primer adalah teks-

teks hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis standar (al-kutub al-tis‘ah), 

ditambah dengan kitab S}ahih Li Ibn Hibba>n, dan Musnad al-Tabra>ni>. 

Adapun sumber sekunder adalah berbagai kitab, buku, artikel yang memuat 

informasi pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber-sumber 

tersebut antara lain: kitab-kitab syarah terutama yang terkait dengan pemahaman 

terhadap makna hadis-hadis prediktif, kitab tafsir, kitab fiqhi tentang politik     

(fiqh al-siya>sah), kitab ta>rikh, dan kitab kamus bahasa. 

2. Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan multi disipliner, antara lain: a). 

Pendekatan teologis, pendekatan ini diperlukan untuk menganalisis pandangan 

teologi ulama tentang hadis-hadis preditif; b). Pendekatan sosio historis, dan 

antropologis dalam hal ini adalah suatu upaya memahami hadis dengan cara 

mempertimbangkan kondisi dan konteks sosio-historis pada saat hadis itu 

disampaikan oleh Nabi saw. Bagaimana misalnya kondisi dan fakta-fakta sosial 
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masyarakat Arab saat itu, bagaimana pula praktek dan tradisi yang berkembang 

pada abad ke-7 M.  

3. Metode Pengumpulan Data. 

Secara oprasional, penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 

Pertama, Penelusuran hadis-hadis (takhri>j al-h}adi>s\) dari berbagai sumber 

kitab hadis dengan menggunakan beberapa kata kunci dari ciri hadis prediktif, 

misalnya: sayaku>nu, saya’ti>, zama>nun, al-sa>‘ah, yu>syiku al-umam, dan 

d}uyyi‘at. Langkah ini dilakukan melalui CD Program hadis Mau>su>‘ah al-

h}adi>s\ al-Syari>f dan al-Maktabah al-Sya>milah. Kedua, Hadis-hadis tersebut 

dipetakan berdasarkan tema kandungannya, kemudian memilih beberapa hadis 

yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, dan sosial untuk ditetapkan 

sebagai objek kajian (tema yang dianggap sebagai pembahasan aktual dalam 

konteks sekarang), selanjutnya dibandingkan satu sama lain melalui i‘tiba>r, 

yaitu pembuatan skema sanad hadis pada setiap tema, sehingga lebih mudah 

melihat seorang periwayat menerima hadis dari siapa dan meriwayatkannya 

kepada siapa. Dari skema hadis terlihat pula jumlah periwayat dalam setiap 

tingkatan yang meriwayatkan hadis yang dikaji, dan di kitab apa saja redaksi 

hadis itu ditemukan. Ketiga, Penelitian autentisitas hadis, dilakukan berdasarkan 

kaidah kesahihan sanad dengan meneliti ketersambungannya, dan penelusuran 

kepada kredibilitas (‘a>dil dan d}abit}nya) seluruh periwayat yang terlibat mulai 

dari awal sampai ahir sanad, termasuk s}igat al-tahammul wa al-‘ada> yang 

digunakan dalam periwayatan hadis. Demikian juga penelitian matan hadis, 

diteliti berdasarkan kaidah kes}ahi>han matn al-h}adi>s\. 
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4. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dari sumbernya akan diolah dan ditelaah dengan 

seksama untuk mendapatkan relevansi dengan objek kajian. Dalam 

melakukan pengolahan data, metode yang dipergunakan adalah metode 

kualitatif. Sebagai penelitian deskriptif-kualitatif, langkah selanjutnya 

adalah melakukan analisis data menurut isinya dengan metode tahli>li>, 

dan untuk proses analisis ini, menggunakan teknik interpretasi:  

a. teknik interpretasi tekstual, teknik interpretsi ini dimaksudkan untuk 

memahami teks-teks matan hadis berdasarkan lafal hadis itu sendiri tanpa 

melakukan pengembangan makna atau pemahaman di luar arti lafalnya, 

b. teknik interpretasi kontekstual, yaitu teknik interpretasi yang bertujuan untuk 

memahami pesan yang terdapat dalam teks haadis melalui penafsiran atau 

penakwilan berdasarkan pertimbangan zaman, kondisi sosial, psikologis politik 

dan keadaan di saat Nabi saw. menyampaikan sabdanya;  

c. teknik interpretasi intertekstual, teknik ini dipergunakan sebagai cara 

memahami pesan Nabi saw. yang terdapat dalam teks hadis dengan cara 

mengkorelasikan  dan membandingkan hadis yang dikaji dengan ayat-ayat al-

Qur’an dan hadis-hadis lain yang berkaitan, serta pendapat-pendapat ulama,  

dengan tetap menjaga makna aslinya. Ketiga teknik interpretasi akan 

diaplikasikan untuk menemukan pemaknaan hadis yang relevan dengan 

konteks kekinian. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian: 



22 

 

a. Untuk mendeskripsikan beberapa hadis prediktif yang terkait dengan masalah 

politik, ekonomi, dan sosial 

b. Untuk mengkritik kualitas sanad dan matan hadis-hadis prediktif 

c. Untuk menganalisis makana tekstual, intertekstual, dan kontekstual yang 

terkandung dalam matan hadis-hadis prediktif dan implementasinya dalam 

konteks kekinian. 

2. Kegunaan penelitian  

a. Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat terkait dengan dekkripsi hadis-hadis 

prediktif yang terkait dengan bidang politik, ekonomi, dan sosial. 

b. Memberikan informasi tentang kualitas sanad dan matan hadis-hadis prediktif 

tersebut. 

c. Memberikan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam hadis-hadis 

prediktif dan implementasinya dalam konteks kekinian.  
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BAB II 

HADIS PREDIKTIF DAN ILMU MA’ᾹNĪ  AL-H{ADI>S| 

A. Hadis Prediktif 

1. Ontologis dan Epistemologis Hadis Nabi 

 Secara ontologis, definisi hadis memang berbeda-beda. Sebagian ulama 

berpendapat bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi saw. 

meliputi perkataan (qaul), perbuatan, dan ketetapan (taqrir), termasuk sifat 

khuluqiyyah ( berkaitan dengan akhlak Nabi) dan khalqiyyah ( berkaitan dengan fisik 

Nabi), baik sebelum bi’s\ah (diutus menjadi rasul) maupun sesudahnya. 23  Hadis 

dalam makna seperti itu disinonimkan dengan istilah sunnah.24  Definisi tersebut 

dianut oleh ulama ahli hadis. Mereka berangkat dari asumsi bahwa Nabi saw. adalah 

uswah hasanah, sehingga semua yang datang dari beliau layak untuk dijadikan 

teladan  hidup. 

 Berbeda dengan ulama Ushul Fiqhi, tidak semua yang dinisbatkan kepada 

Nabi saw. dapat disebut sebagai hadis. Menurut mereka, yang disebut hadis atau 

sunnah adalah segala yang bersumber dari  Nabi saw. selain al-Qur’an baik berupa 

ucapan, perbuatan, atau ketetapan, yang layak untuk dijadikan dalil untuk hukum 

syar‘i.25 Sehingga ucapan dan perbuatan Nabi yang berkaitan dengan posisi beliau 

 

23 Abdul Mustaqim, Paradigma Integrasi-Interkoneksi Dalam memahami hadis Nabi, 

(Yogjakarta: Sukses Offset, 2008), h. 2 
24 Abustani Ilyas dan Laode Ismail Ahmad, Studi Hadis: Ontologi, Epistimologi dan 

Aksiologi  (Makassar: Alauddin University, 2011),  h. 3 

25 Muhammad Ajjaj al-Khathib, al-Sunnah Qablah Tadwin, Bairut: Dar al-Fikri, 1989), h. 16 

24 
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sebagai manusia biasa, atau yang berkaitan dengan tradisi Arab dan hal itu tidak ada 

kaitannya dengan tugas Nabi menyampaikan syari‘at, maka tidak bisa dikategorikan 

sebagai hadis atau sunnah. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa Nabi saw. 

Sebagai musyarri’ (pembuat syari’at). Perbedaan asumsi dasar ini membawa 

implikasi terhadap perbedaan pandangan ontologis mereka terhadap hadis. 

 Secara epistimologis, hadis dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai 

sumber ajaran Islam ke dua setelah al-Qur’an, sebab ia merupakan bayān 

(penjelasan) terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang masih mujmal (global), ‘a>m 

(umum) dan mutlaq (tanpa batas). Bahkan secara mandiri, hadis dapat berfungsi 

sebagai penetap (muqarrir) suatu hukum yang belum ditetapkan oleh al-Qur’an.26 

Namun demukian, untuk memahami maksud suatu hadis secara baik, terkadang tidak 

mudah. Terutama ketika kita menemukan hadis-hadis yang secara tekstual terkesan 

tidak sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk pula hadis-hadis yang 

kelihatannya saling bertentangan. 

 Ulama mutaqaddimin, sudah mengenalkan teori asba>b al-wuru>d, sebagai 

alat bantu memahami hadis nabi. Hal itu berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa 

ketika Nabi saw. bersabda tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang melingkupi 

masyarakat pada waktu itu. Ini penting disadari, agar kita tidak dengan serta merta 

meletakkan dan mengamalkan hadis Nabi dalam segala ruang dan waktu, tanpa 

memperhatikan konteks sosio-historisnya.27 

 Di samping itu, hadis Nabi saw. Juga banyak berbicara mengenai persoalan 

yang bersifat teknis dan kasuistik, sehingga boleh jadi “pesan utamanya”  bersifat 

 

26Wahbah al-Zuhaili, alQuran al-Karim wa Bunyatuhu al-Tasyri’iyyah wa Khashaisuhu al-

Hadhariyyah  (Bairut: Dar al-Fikri, 1993), h. 48-49 

27Abdou Filali Ansari, Pembaruan Islam: Dari Mana dan Hendak ke Mana? Terj. Machasin 

(Bandung: Mizan, 2003), h. 2012. 
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universal, namun teksnya bersifat lokal-kultural, yakni mewakili realitas empiris 

masyarakat Arab waktu itu, dengan pendekatan sosio-historis, diharapkan pembaca 

hadis mampu memperoleh pemahaman hadis yang lebih tepat, apresiatif dan 

akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Tidak terjebak dalam 

kungkungan bingkai teks hadis, melainkan memperhatikan konteks sosio kultural 

waktu itu.28  

 Lebih lanjut, hadis Nabi Merupakan mitra al-Qur’an, yang secara teologis 

diharapkan mampu memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problem-

problem sosial keagamaan yang muncul dalam masyarakat kontemporer. Karena 

bagaimana pun kita sepakat bahwa pembaharuan pemikiran Islam atau reaktualisasi 

ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan ajaran Islam itu 

sendiri, yakni al-Qur’an dan hadis.29 Artinya, kita tidak boleh tercerabut dari akar 

teologisnya, tetapi juga tidak boleh mengabaikan kondisi sosiologis masyarakat yang 

selalu berubah dan berkembang. 

2. Makna Hadis Prediktif 

 Prediksi merupakan kata Indonesia serapan dari bahasa Inggris predict, yang 

artinya; “pendapat, pernyataan, ceramah tentang pelajar”.30 Dalam Kamus Inggris-

Arab, kata predict disamakan dengan arti kata أنبأ (memberi tekanan),  تكهـن 
(meramal),    لغيب با   31 Prediksi.(berbicara tentang sesuatu yang belum diketahui) رجم 

secara bahasa adalah informasi tentang sesuatu sebelum tiba  waktunya , materi yang 

 

28Abdul Mustaqim, Ilmu ma’anil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode 

Memahami Hadis, h. 64 

29Sejarah mencatat bahwa pada awal masa Abbasiyah (750-1258 M) muncul sekelompok 

kecil orang yang berpaham inkar al-sunnah. Lihat Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela 

Pengingkar dan Pemalsunya (Jakarta: Gemana Insani Press, 1995), h. 14 

30 Pius A.Partanto, dkk, Kamus Ilmiah, (Surabaya: Arkola, 1994), h.619 

31 Elias A Elias, Qamus Elyas al-‘Asriy, (Mis}r: Dār al-Garib li al-Taba’ah,1976), h.563 
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diinformasikan merupakan hal-hal yang gaib. “Pediksi” merupakan kata benda yang 

diartikan ramalan, perkiraan cuaca untuk hari ini. Sedangkan kata “memprediksi” 

adalah kata kerja yang mendapat awalan (me-)  yang diartikan melakukan sebuah 

ramalan, seperti dia meramal mata uang rupiah akan terus menguat.32 

 Dalam bahasa Indonesia, kata ramal mempunyai arti beragam, antara lain: 

a) Ramal sebagai kata benda diartikan:(1) pasir; atau(2) pasir yang dipakai dalam 

melihat nasib atau untuk mengetahui apa yang akan terjadi (primbon, perhitungan, 

dan sebagainya). 

b) Ramal dipakai orang untuk melihat nasib seseorang dengan membaca kitab nujum 

c) Ramal sebagai kata kerja yang apabila mendapat awalan (me-) dapat diartikan: (1) 

melihat nasib orang dengan membuka; (2) menduga, menelaah; (dari peristiwa 

penting), seperti orang yang bijak dapat meramal malapetaka yang bakal terjadi, 

(3) meramalkan yakni melihat (menduga) keadaan (hal) yang bakal terjadi . 

Ramalan adalah hasil dari meramal. 

d) Ramalan berasal dari kata ramal yang artinya satu ilmu untuk menafsir/ prediksi 

tentang nasib seseorang di masa depan tentang jalan hidup sesorang . Dan 

manusia banyak yang ingin diramal, karena mereka ingin mengetahui apa yang 

terjadi di masa yang akan datang.33 

Kata prediksi secara husus dipergunakan sebagai arti dari kata nubua>t   

 artinya kabar نبأ terambil dari kata نبوءات  Kata .( تنبوءات)  atau tanabbu>a>t (نبؤات)

atau berita.34 Kata tersebut dipergunakan untuk menggambarkan berita dari Nabi 

saw.  tentang sesuatu yang bersifat gaib karena belum tiba waktu kejadiannya tetapi 

 

32Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet.III, Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), h. 894 

33 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 924. 

34 Ibnu Manzur,  lisān al-‘Arab, (al-Qa>hirah: Dār al-Ma’ārif, t.th), h.4315 
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akan terjadi.35  Menurut al-Nadawī, prediksi Nabi merupakan bagian penting dari 

salah satu bukti kenabiannya, karena prediksi Nabi saw. tidak bisa dijangkau dengan 

rasio manusia dan ramalan-ramalan, tetapi merupakan informasi yang didukung oleh 

wahyu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadis prediktif adalah ucapan 

atau pernyataan Nabi saw. (h}adis\ qauliyyah)  yang menggambarkan suatu peristiwa 

yang akan terjadi di masa datang baik sebelum maupun setelah Nabi wafat, dan 

merupakan informasi yang didukung oleh wahyu sebagai bukti kebenaran risalah 

yang dibawa sekaligus merupakan i‘ja>z.36 Nabi sendiri  memang tidak  mengetahui 

sesuatu yang gaib, kecuali setelah ada bimbingan dan informasi dari Allah swt.37 

baik yang bakal menimpa umatnya ataupun umat manusia secara umum, kepada 

siapa pun yang meragukan dan menentang kenabiannya. Prediksi Nabi merupakan 

tanabua>t yang berkaitan dengan tugas kenabiannya. Oleh karena itu prediksi yang 

dimaksud di sini adalah penyingkapan kejadian yang belum terjadi, tetapi 

kejadiannya cepat atau lambat pasti terjadi, dan kejadian itu tentu tidak terlepas dari 

kondisi sosiologis masyarakat yang selalu berubah dan berkembang. 

3. Ciri-Ciri dan Kata Kunci Hadis Prediktif 

 Menurut Fazlur Rahman, jenis hadis-hadis prediktif terdiri dari dua jenis, 

yaitu hadis prediksi yang bersifat secara langsung dan hadis prediksi yang bersifat 

 

35 Abdul Rahman Sakka, Hadis-Hadis Prediksi Nabi saw. Studi Kritis Terhadap Hadis 

Tentang Dajjal dan Imam Mahdi, Disertasi Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Th. 2014, 

h. 19  

36Abdul Rahman Sakka, Hadis-Hadis Prediksi Nabi Saw: Studi Kritis terhadap hadis tentang 

Dajjal dan Imam Mahdi, “Disertasi, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014, h. 82 

37 Allah swt. Berfirman:  .ارتضى من رسول إلامن  أحدا  غيبه  يظهر على  الغيب فلا   Artinya: (dia adalah عالم 

Tuhan) yang mengetahui yang gaib, Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang 

yang ghaib itu.Kecuali kepada Rasul yang dirid>ai-Nya”(QS.al-Jinn:26-27). 
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tidak lansung. 38  Untuk mengetahui hadis-hadis prediktif yang bersifat secara  

langsung, dapat dilihat pada tanda-tanda di dalam susunan lafal (matan) hadis yang 

menunjukkan pengertian prediktif, seperti ditandai dengan: 

a. Adanya susunan kalimat yang didahului huruf س (sin). 

 Dalam Bahasa Arab, huruf س  merupakan huruf yang kedua belas dari huruf 

hijaiyyah dan huruf ini selalu diikuti dengan kata kerja yang menunjukkan waktu 

akan datang tak terbatas (fi’il mudhāri’),39 seperti kata-kata ستكون atau سيكون (akan 

terjadi). 

b. Susunan kalimatnya secara jelas  menunjukkan pengertian (makna) prediktif 

dengan menggunakan kata-kata   ىيكون بعـد ) setelah aku nanti akan…) 

c. Adanya susunan kalimat seperti ...  yang menunjukkan secara tegas  سيأتى 

mengandung pengertian (makna) prediktif, karena ditegaskan dengan huruf  س 

(sin), dan disertai kata kerja  yang menunjukkan peristiwa (akan datang)    يأتى  

yang diprediksi bakal terjadi di masa yang akan datang, dan kadang disebut   تىيأ  

saja dengan penambahan  kata ن  sebagai kata penguat yang menunjukkan   زما 

betul-betul waktu yang akan datang terjadi. 

Tidak semua hadis prediksi matannya terdapat tanda-tanda lafal prediksi, 

tetapi kita harus melihat lafal dan substansi dari matan (materi) hadis tersebut apakah 

benar-benar mengandung prediksi atau tidak. Sebab ada hadis prediktif jika kita 

tinjau dari tanda-tandanya tidak diketemukan tanda-tanda sebagai hadis prediktif, 

tetapi hadis itu mengandung substansi yang bersifat prediksi. 40  Hadis seperti ini 

memerlukan kajian  yang mendalam pada matannya. 

 

38 Abdul Fatah Idris, Hadis-Hadis Prediktif dan Teknis Studi Pemikiran Fazlur Rahman, 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 167 

39 Luis Ma’luf, Munjid Abjadi, (Bairut: Dār al-Syarqi, 1967), h. 528, 571. 

40 Abdul Fattah Idris, Hadis-Hadis Prediktif dan Teknis Studi Pemikiran Fazlur Rahman, h. 47 
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Hadis Prediktif juga dapat diketahui dengan beberapa kata kuci41  

a. االسا عة  , lafal yang digunakan:  

 اط السـا عة ،  شر عة، أن من أاعة، من أشراط السـا عة، متى الس،لا تقوم السـا بين يدى السـا عة 
Contoh teks hadis: 

ُ عَنْهُ قاَلَ لََُحَد ِ  ثَـنَا هِشَامٌ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللََّّ ثَـنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْْوَْضِيُّ حَدَّ ثَـنَّكُمْ  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا   عْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ  حَدِيثاً سََِ ثكُُمْ بهِِ أَحَدٌ غَيِْْي سََِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يَُُدِ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ  السَّاعَةِ أَنْ يُـرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُـرَ الْْهَْلُ وَيَكْثُـرَ الز نََِ وَيَكْثُـرَ شُرْبُ الْْمَْرِ  
 وَيقَِلَّ الر جَِالُ وَيَكْثُـرَ  النِ سَاءُ حَتىَّ يَكُونَ لِْمَْسِيَن امْرأَةًَ الْقَيِ مُ الْوَاحِدُ 42

b.   آ خـر الزمـان / الزمـا ن آ, lafal yang digunakan 

آخر الزمان ، إذا   فىسيخرج قوم فى آخر الزما ن، يكون )سيكون( سيأتى على النا س زما ن 
 اقترب الزما ن، فى آخر الزمان يظـهـر 

Contoh teks  hadis: 

ُ عَنْهُ   ثَـنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُُِيُّ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللََّّ ثَـنَا آدَمُ حَدَّثَـنَا ابْنُ أَبِ ذِئْبٍ حَدَّ عَنْ النَّبِِ  صَلَّى  حَدَّ  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ يأَْتِ عَلَى النَّاسِ  زمََانٌ  لَا يُـبَالِ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أمَِنَ الَْْلَالِ أمَْ مِنْ الْْرََامِ 43  اللََّّ

 c.  lafal dalam hadis , التوكيد فعل المضا رع

تين امرء، ليكونن من أمتى، لينزعن القرآن من بين أظهـركمليأ   
Contoh teks hadis: 

ثَـنَا  ُ عَنْهُ حَدَّ  عَنْ  مَُُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَـنَا أبَوُ أسَُامَةَ عَنْ بُـرَيْدٍ عَنْ أَبِ بُـرْدَةَ عَنْ أَبِ مُوسَى رَضِيَ اللََّّ
دُ  هَبِ ثَُُّ لَا يََِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ليََأْتِيَنَّ  عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يطَوُفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ  مِنْ الذَّ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

بـَعُهُ أرَْبَـعُونَ امْرأَةًَ يَـلُذْنَ بهِِ مِنْ قِلَّةِ الر جَِالِ  وكََثْـرَةِ النِ سَاء 44  أَحَدًا يأَْخُذُهَا مِنْهُ وَيُـرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَـتـْ
 

41Abdul Rahman Sakka, Abdul Rahman Sakka, Hadis-Hadis Prediksi Nabi saw. Studi Kritis 

Terhadap Hadis Tentang Dajjal dan Imam Mahdi, Disertasi Program Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar Th. 2014, h.92-93 

42 Al-Bukha>ri bin Ismail, Shahi>h al-Bukha>ry, Hadis No.4830, “Kitab al-Nikah”,  CD 

Program  Mausū'ah al-Hadīts al-Syarīf. 

43Muhammad bin Ismail al-Bukha>ari, S}ahi>h al-Bukha>ri>, Hadis No.1918, “Kitab al-

Buyu’”. CD Program Mau>su>’ah al-Hadīts al-Syarīf. 
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d. فعل مضارع بدون نون التوكيد, lafal dalam hadis 

 ذه الَمة، سيكون فى الَمة، يَيء الدجا ل، يتايع الرجا ل.  شك الَمـم، يخرج من هـيو 
Contoh teks hadis: 

ثَـنَا مَُُ  ثَـنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّ ثَـنَا وكَِيعٌ حَدَّ بَةَ وَابْنُ نُُيٍَْْ قاَلَا حَدَّ ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيـْ مَّدُ بْنُ الْمُثَنََّّ  حَدَّ
عْتُ حَارثِةََ بْنَ وَهْبٍ يَـقُولُا وَاللَّفْظُ لَهُ  ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قاَلَ سََِ ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّ   حَدَّ

قُوا فَـيُوشِكُ  الرَّجُلُ يََْشِي بِصَدَقتَِهِ فَـيـَقُولُ  الَّذِي أعُْطِيـَهَا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ تَصَدَّ عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ سََِ
دُ مَنْ يَـقْبـَلُهَا45    تـَنَا بِِاَ بِالََْمْسِ قبَِلْتـُهَا فأََمَّا الْْنَ فَلَا حَاجَةَ لِ بِِاَ فَلَا يََِ  لَوْ جِئـْ

     e.  : contoh lafal hadis , ما ض بمعنَّ مضا رعفعل 

:                                                                إذا ضعيت الَما نة، إذا بعث الله المسيح 
ثَـنَا مَُُ         ثَنِِ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قاَلَ حَدَّ ثَـنَا فُـلَيْحٌ ح و حَدَّ ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قاَلَ حَدَّ مَّدُ بْنُ فُـلَيْحٍ  حَدَّ

نَمَا اقَ  ثَنِِ هِلَالُ بْنُ عَلِيٍ  عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ بَـيـْ ثَنِِ أَبِ قاَلَ حَدَّ ُ  الَ حَدَّ لنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أعَْرَابٌِّ فَـقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ مََْلِسٍ يَُُدِ  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

عَ مَا قاَلَ فَكَرهَِ مَا قاَلَ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ بلَْ لمَْ يَسْمَعْ حَتىَّ إِذَا قَضَ  ثُ فَـقَالَ بَـعْضُ الْقَوْمِ سََِ ى حَدِيثهَُ قاَلَ يَُُدِ 
أيَْنَ أرُاَهُ السَّائلُِ عَنْ السَّاعَةِ قاَلَ هَا أنَََ يََ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ فإَِذَا ضُيِ عَتْ  الََْمَانةَُ فاَنْـتَظِرْ السَّاعَةَ قاَلَ كَيْفَ  

دَ الََْمْرُ إِلََ غَيِْْ أهَْلِهِ فاَنْـتَظِرْ السَّاعَةَ 46  إِضَاعَتـُهَا قاَلَ إِذَا وُسِ 
 f. Diawali huruf إن , contoh lafal hadis : 

الدجا ل يخرج إن أول الْيَ ت، إن قبل خروج، إن   
Contoh teks hadis: 

عَبْ    - عَنْ  زُرْعَةَ  عَنْ أَبِ  عَنْ أَبِ حَيَّانَ  بِشْرٍ  بْنُ  مَُُمَّدُ  حَدَّثَـنَا  بَةَ  شَيـْ بْنُ أَبِ  بَكْرِ  أبَوُ  ثَـنَا  بْنِ حَدَّ دِ اللََِّّ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ   ُ ُ  عَمْروٍ قاَلَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ دِيثاً لمَْ أنَْسَهُ بَـعْدُ سََِ

يَـقُولُ   وَسَلَّمَ  الْْيََتِ عَلَيْهِ  أوََّلَ  ضُحًى   إِنَّ  النَّاسِ  عَلَى  ابَّةِ  الدَّ وَخُرُوجُ  مَغْربِِِاَ  مِنْ  الشَّمْسِ  طلُُوعُ  خُرُوجًا 
 

44Muhammad bin Ismail al-Bukha>ri, S{ahih al-Bukhary, Hadis no.1325,”Kitab al-Zakat”, CD 

Program Mau>su>‘ah al-Hadīts al-Syarīf. 

45Muslim bin Hajjaj, S}ahih Muslim, Hadis no. 1679, “kitab al-Zakat”,  CD Program al- 

Mau>su>‘ah  Hadīts al-Syarīf. 

46AMuhammad bin Ismail al-Bukha>ri, S}ah}i>h al-Bukh>ri>, Hadis no.57,”kitab al-‘ilmi”, 

CD Program Mau>su>‘ah  al-H}adi>s\ al-Syari>f.  
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ثَـنَا أَبِ  وَأيَّـُهُمَا مَا كَانَتْ قَـبْلَ صَاحِبَتِهَا فاَلَُْ  ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ نُُيٍَْْ حَدَّ خْرَى عَلَى إِثْرهَِا قَريِبًا و حَدَّ
مِنْ  نَـفَرٍ  ثَلَاثةَُ  بِالْمَدِينَةِ  الَْْكَمِ  بْنِ  مَرْوَانَ  إِلََ  جَلَسَ  قاَلَ  زُرْعَةَ  أَبِ  عَنْ  حَيَّانَ  أبَوُ  ثَـنَا  الْمُسْلِمِيَن  حَدَّ  

ثُ عَنْ الْْيََتِ أَنَّ أوََّلََاَ خُرُوجًا الدَّجَّالُ فَـقَالَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَمْروٍ لَمْ يَـقُلْ مَ فَسَمِ  ئًا قَدْ  عُوهُ وَهُوَ يَُُدِ  رْوَانُ شَيـْ
عْتُ رَسُولَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثاً لمَْ أنَْسَهُ بَـعْدُ سََِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ثَـنَا سُفْيَانُ عَ  ثَـنَا أبَوُ أَحَْْدَ حَدَّ ثَـنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍ  الْْهَْضَمِيُّ حَدَّ نْ أَبِ حَيَّانَ عَنْ  يَـقُولُ فَذكََرَ بمثِْلِهِ و حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِ زُرْعَةَ قاَلَ تَذَاكَرُوا السَّاعَةَ عِنْدَ مَرْوَانَ فَـقَ  الَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَمْروٍ سََِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 47يَـقُولُ بمثِْلِ حَدِيثِهِمَا وَلمَْ يذَْكُرْ ضُحًى 
g. Fi’il Amar dan soal jawab, contoh lafal dalam hadis:  

  بَادِرُوا بِالََْعْمَالِ 
Contoh dalam teks hadis:  

يعًا عَنْ إِسََْعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قاَلَ ابْنُ أيَُّوبَ حَدَّ   - بَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جََِ ثَنِِ يَُْيََ بْنُ أيَُّوبَ وَقُـتـَيـْ ثَـنَا إِسََْعِيلُ حَدَّ
  ُ فِتـَنًا   بَادِرُوا بِالََْعْمَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  قاَلَ أَخْبَُنِ الْعَلَاءُ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

يعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيَُْسِي كَافِرًا أوَْ يَُْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يبَِ 
نْـيَا  48الدُّ

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hadis prediktif memiliki 

lafal yang beragam dan lafal tersebut banyak berkaitan dengan perkembangan zaman 

dan tanda-tanda hari kiamat, baik secara langsung atau tidak langsung. Hal ini 

menunjukan bahwa ada banyak kejadian yang akan terjadi setelah Rasulullah wafat. 

 

B. Kritik Hadis dan Perkembangannya 

 

47Muslim, S|ah}i>h Muslim,  hadis no. 5234, “Kitab al-Fitan wa asyra>t}I al-Sa>‘ah” , CD. 

Program Mau>su> ‘ah al-H}adi>s\ al-Syari>f. 

48Muslim, S|ah}i>h Muslim,  hadis no. 169, “Kitab al-I>ma>n”, CD. Program Mau>su> ‘ah 

al-H}adi>s\ al-Syari>f. 
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Kata “kritik” berasal dari bahasa Yunanai krites artinya seorang hakim, krinein 

artinya menghakimi, criterion artinya dasar penghakiman.49 Dalam literatur Arab 

dikenal dengan naqd dengan arti “kritik”, digunakan oleh beberapa ulama hadis pada 

abad II Hijriyah.50  Dalam ungkapan   الشعر نقد  و  الكلام   berarti “dia telah  نقد 

mengkritik bahasa dan puisinya”. م الدراهي  berarti “dia memisahkan uang yang  نقد   

baik dari uang yang buruk”51  Pengertian kritik dengan menggunakan kata naqd 

mengindikasikan bahwa kritik harus dapat membedakan yang baik dan yang buruk, 

sebagai pengimbang yang baik, ada timbal balik menerima dan memberi, terarah 

kepada sasaran yang dikritik.52 

Menurut Muhammad Tahir al-Jawābi, ilmu kritik hadis adalah penetapan  

status cacat atau adilnya para periwayat hadis dengan menggunakan idiom khusus 

berdasar bukti-bukti yang mudah diketahui oleh ahlinya, dan mencermati matan-

matan hadis sepanjang telah dinyatakan sahih dari aspek sanad untuk tujuan 

mengakui validitas atau menilai lemah, dan upaya menyingkap kemusykilan pada 

matan hadis yang telah dinyatakan sahih, mengatasi gejala kontradiksi pemahaman 

hadis dengan mengaplikasikan tolok ukur yang mendetail.53 

 

49 Siti Baroroh, Pengantar Ilmu Filologi, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, 1985) h. 61 

50 Muhammad Mustafa Azami, Studies in Hadits Methodologi and Literature. Terj. Drs.A. 

Yamin, Metodologi Kritik Hadis, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), h. 81 

51 Muhammad Mustafa Azami, Studies in Hadits Methodologi and Literature. Terj. Drs.A. 

Yamin, Metodologi Kritik Hadis, (Bandung: Pustaka Hidayah, h.82 
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Tujuan krtik adalah untuk membedakan apa yang dianggap benar dan apa 

yang dianggap salah. Jika kritik itu ditujukan pada hadis, maka kritik itu 

dimaksudkan untuk mengetahui mana hadis yang dianggap benar atau otentik, dan 

mana hadis yang tidak benar (palsu). Dengan kata lain, kritik dimaksudkan untuk 

mengetahui hadis mana yang benar-benar bersumber dari Nabi saw. dan mana yang 

bukan bersumber dari Nabi. Ahli sejarah lebih menitikberatkan metode kritik pada 

pendekatan keaslian atau ketidakaslian sebuah teks dengan cara membandingkan 

mana teks yang sakral dan mana teks salinan. Jadi adanya kritik karena pada 

umumnya suatu teks diwakili oleh lebih dari satu naskah yang tidak selalu sama 

bacaannya atau yang berbeda dalam berbagai hal.54 

Kritik hadis pada dasarnya bertujuan untuk menilai dan menganalisis secara 

kritis apakah fakta sejarah kehadisan itu dapat dibuktikan, termasuk komposisi 

kalimat yang terekspos dalam ungkapan matan. Lebih jauh lagi, kritik hadis bergerak 

pada level menguji apakah kandungan matan itu dapat diterima sebagai suatu yang 

secara historis benar.55 Karena itu metode kritik penting untuk  membantu seorang 

peneliti atau pengkaji dalam menentukan kualitas sanad dan matan  yang menjadi 

objek penelitian.56 

Kritik hadis sebagai upaya untuk membedakan antara yang benar dan yang 

salah, telah dimulai pada masa hidup Nabi. Namun pada masa itu diistilahkan dengan 

pergi menemui Nabi untuk membuktikan sesuatu yang dilaporkan bahwa informasi 

 

54 Abdul Fatah Idris, Hadis-Hadis Prediktif dan Teknis  Studi Pemikiran Fazlur Rahman, h. 61 

55 Abdul Fatah Idris, Hadis-Hadis Prediktif dan Teknis Studi Pemikiran Fazlur Rahman, h. 61 

56 Abustani Ilyas dan Laode Ismail, Studi Hadis: Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi, h. 155 
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itu diucapkan oleh Nabi. Jadi tahap ini merupakan proses konsolidasi dengan tujuan 

agar kaum muslimin merasa tentram.57 

Proses kritik dan pemahaman hadis yang dilakukan pada zaman Nabi,  belum 

ada kendala yang dialami oleh para sahabat karena mereka dengan mudah dapat 

mengkonfirmasi tentang kebenaran informasi atau solusi  atas kesulitan dan 

perbedaan dalam memahami hadis. Ketika seorang sahabat mendengar informasi 

tentang Nabi, demikian pula ketika terjadi perbedaan pemahaman di kalangan 

sahabat, maka perbedaan tersebut dapat diselesaikan di hadapan Nabi. 58 

Motif kritik pemberitaan hadis pada masa hidup Nabi bercorak konfirmasi 

(upaya menjaga kebenaran dan keabsahan berita), klarifikasi (penyelarasan dan 

mencari penjelasan lebih kongkrit), dan upaya memperoleh testimony 

(mengusahakan kesaksian dan pembuktian atas sesuatu yang tersinyalir dilakukan 

oleh Nabi saw.).59   yang target ahirnya adalah menguji validitas keterpercayaan 

berita. 

Motif kritik pemberitaan (matan hadis) untuk tujuan esesnsi faktanya 

dilaksanakan dengan teknik investigasi (penyelidikan) di lokasi kejadian, bertemu 

langsung dengan subjek narasumber berita, dan melibatkan peran aktif pribadi Nabi 

saw. Konfigurasi pemberitaan terarah pada esensi matan hadis. Ini cukup menjadi 

bukti sejarah bahwa di masa hidup Nabi saw. telah berlangsung tradisi kritik hadis 

 

57Muhammad Mustafa ‘Azami, Studies in Hadits Methodologi and Literature. Terj. Drs.A. 

Yamin, Metodologi Kritik Hadis, h. 82 

58 Abdul Majid, Hermeneutika Hadis-Hadis Rukyatul Hilal, Disertasi UIN Sunan Kalijaga 

Yogjakarta Th. 2017, h. 85 

59Abdul Fatah Idris, Hadis-Hadis Prediktif dan Teknis  Studi Pemikiran Fazlur Rahman, h. 64-
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yang intens dan kadar validitasnya terjamin objektif.60 Lebih penting lagi tradisi itu 

secara jelas memperoleh dukungan oleh Nabi saw. 

Pada masa sahabat, Sebagai  perintis di bidang kritik hadis adalah Abu Bakar 

Shiddiq, selanjutnya adalah Umar dan Ali. Sahabat lain yang juga melakukan hal 

yang sama  adalah Aisyah dan Ibnu Umar.61 Kritik hadis pada masa sahabat lebih 

bersifat komparatif.62 

Motif utama penerapan kritik hadis dalam rangka melindungi jangan  sampai 

terjadi kebohongan dengan mengatasnamakan Nabi saw. misalnya terungkap pada 

pernyataan Umar ibn al-Kahttab kepada Abu Musa al-Asy’ari: saya sesungguhnya 

tidak mencurigai kamu, akan tetapi saya khawatir orang (dengan seenaknya) 

mengatakan sesuatu mengatasnamakan Nabi saw. 63  Cara yang dilakukan, cukup 

meminta agar sahabat periwayat hadis berhasil mendatangkan perorangan sahabat 

lain yang memberi kesaksian atas kebenaran hadis Nabi yang dia beritakan. Langkah 

metodologis tersebut berkesan seakan-akan sahabat tidak bersedia menerima 

informasi hadis kecuali dibuktikan oleh kesaksian minimal dua orang yang sama-

sama menerima hadis tersebut dari Nabi saw. 

Metode lebih tertuju pada pembuktian kebenaran bahwa Nabi saw. 

menginformasikan hadis itu. Prosedurnya mencerminkan upaya memperoleh hasil 

dari konfirmasi silang yang saling membenarkan terhadap fakta kehadisan 

sebagaimana diberitakan oleh sahabat tertentu. Pola konfirmasi silang bersifat 

muqāranah (komparatif) atara riwayat sesama sahabat. Pola komparatif antara 

 

60Abdul Fatah Idris, Hadis-Hadis Prediktif dan Teknis  Studi Pemikiran Fazlur Rahman, h. 
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61 Muhammad Mustafa ‘Azami, Metodologi Kritik Hadis, h. 83 

62Abustani Ilyas dan Laode Ismail, Studi Hadis: Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi, h. 157 
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riwayat ini kelak menyerupai praktik i’tibar guna mendapatkan data syāhid al-hadis 

agar asumsi kemandirian sahabat periwayat hadis dapat dibuktikan. Syāhid al-hadis 

adalah periwayatan serupa isi matan hadis, mungkin ada kemiripan struktur 

kalimatnya dan mungkin hanya semakna, oleh sahabat lain yang dapat disejajarkan 

sebagai riwayat pendukung.64 

Contoh penerapan kritik metode muqa>ranah (komparatif) antara riwayat 

sahabat adalah: Khalifah abu Bakar al-Shiddiq bersikap menolak pemberitaan 

sahabat al-Mughirah bin Syu’bah bahwa Nabi saw. membagikan 1/6 (seperenam) 

harta warisan kepada nenek pewaris. Khalifah Abu Bakar baru berkenan 

mempercayai dan menerimanya setelah datang kesaksian Muhammad bin Maslamah 

al-Ansari.65 

Kritik matan hadis di lingkungan sahabat, Selain penerapan metode 

komparatif antara riwayat,  juga diterapkan metode mu’āradah. Metode ini pada 

intinya adalah pencocokan konsep yang menjadi muatan pokok setiap matan hadis 

dengan dalil syari’at yang lain.66 

Langkah pencocokan itu juga dilakukan dengan petunjuk eksplisit al-Qur’an 

(zhāhir ayat al-Qur’an), pengetahuann kesejarahan (sīrah al-Nabawiyah) dan dengan 

penalaran akal sehat. Langkah metododlogis muāradah serupa dengan metode 

critical approach pada penelitian pemikiran tokoh. Konsep dan seluruh aspek 

pemikiran tokoh dianalisis keselarasannya satu sama lain secara tepat dan 

mendalam.67 

 

64 Ibnu Shalah, Muqddimah, (Baiarut: Muassasah al-Kutub al-Saqafiyah, 1999), h. 58-59 

65 Muhammad Mustafah ‘Azami, Metodologi Kritik Hadis, h. 89 

66 Hasyim Abbas, Kritik Matan Hadis. h. 30 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa, metode kritik hadis pada 

priode sahabat ditekankan pada objek esensi matan hadis, dengan kaidah 

muqa>ranah. Setelah kritik tidak muncul reaksi negatif, hanya sekedar tawāquf 

(sadar) menerima kenyataan atau menerima koteksi pemberitaan. Dengan demikian 

mekanisme kritik lebih didasarkan pada tujuan meluruskan pemberitaan yang 

mempertaruhkan tujuan Nabi saw. dan mengkondisikan wawasan keislaman yang 

taat asas. Paparan sejarah kritik hadis tersebut mendeskripsikan bahwa naqd al-

da>khil (kritik matan) menandai kritik hadis secara keseluruhan, karena generasi 

sahabat berada dalam era keadilan individual.68 

Sebagaimana telah dijelaskan, sejarah menunjukkan bahwa kritik hadis telah 

terjadi sejak masa Nabi saw. sekali pun kritik hanya bersifat penegasan, verivikatif 

maupun bersifat insidental pada tataran regional, berjalan terus sampai masa sahabat-

sahabat besar seperti Abu Bakar al-S|iddiq, Umar bin Khat}āb dan ‘Aisyah. 

Integritas keagamaan (al-‘ada>lah) pembawa berita hadis mulai diteliti sejak 

terjadinya fitnah, yakni peristiwa terbunuhnya khalifah Usman bin ‘Affan dan 

berlanjut dengan kejadian-kejadian lain setelahnya yang menimbulkan pertentangan 

tajam di bidang politik dan pemikiran keagamaan. Muncullah aliran Syi’ah, 

Khawarij, Murji’ah, Zindik dan Mu’tazilah. Pemuka aliran tersebut memanfaatkan 

institusi hadis sebagai propaganda dan upaya untuk membentuk opini umat dengan 

cara membuat hadis palsu. Fakta pemalsuan itu membangkitkan kesadaran 

muhaddis\i>n untuk melembagakan sanad sebagai alat kontrol periwayatan hadis 

 

68 Hasyim Abbas, Kritik Matan Hadis, h. 33 



38 

 

sekaligus mencermati sikap keagamaan orang yang menjadi mata rantai periwayat 

itu.69 

Dalam rangka mengimbangi pelembagaan sanad, lahirlah kegiatan al-jarh wa 

al-ta’di>l (mencermati kecacatan pribadi periwayat dan keterpujiannya). Biodata 

pribadi periwayat hadis yang ditelusuri meliputi: data kelahiran dan wafatnya, tempat 

tinggal, mobilitas dan studi hadis, nama guru dan murid, penilaian kritikus tentang 

integritas keagamaan, kadar kekuatan hafalan (d}a>bit}), dan bukti pemilikan notasi 

hadis, serta penetapan peringkat  (tabaqa>t)  profesi kehadisannya. 

Menurut Abī Hātim (w.327 H.), dalam kitabnya al-Jarh wa al-Ta‘di>l, 

bahwa kegiatan kritik hadis melalui metode al-jarh wa al-ta‘di>l telah berlangsung 

secara  semarak dilakukan oleh muhaddis\i>n pada pertengahan abad II dan III H, 

dan dibagi dalam beberapa tingkatan dan daerah. 

Kritikus pada tingkatan pertama di Madinah adalah Imam Malik bin Anas 

(w. 179 H.), Su’bah bin Hajaj dan Hammad bin Zaid (W. 279 H. Sedangkan di kota 

Syam adalah al-Auza>‘i (w, 157 H.). Kritikus tingkatan ke dua, adalah Waqi’ bin al-

Jarah (w, 197 H.) berada di kota Kufah, Abdurrahman bin Mahdi (w.198 H.)  

Kemudian pada masa tabi’in, kritik hadis memasuki babak baru, yakni 

pengkajian hadis dengan melakukan perjalanan yang intensif ke daerah-daerah yang 

mempunyai banyak ulama hadis untuk meneliti dengan cermat ulama-ulama itu 

beserta hadisnya, artinya pada awal abad II H. samapai dengan awal abad III H. 

merupakan periode penyempurnaan. Sedangkan masa berikutnya yakni abad IV H. 

 

69Abdul Fattah Idris, Hadis-Hadis Prediktif dan Teknis Studi Pemikiran Fazlur Rahman, h. 
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merupakan masa pembukuan walaupun masih secara parsial.70 Sistem kritik hadis 

pada masa ini, tidak ditemukan informasi yang signifikan. 

C. Takhri>j al-Hadi>s\.  

1. Pengertian Takhri>j al-Hadi>s\.   

 Secara bahasa, takhri>j berarti mengeluarkan, menampakkan, meriwayatkan, 

melatih dan mengajarkan.71 Sementara itu, Abdul Muhdi mendefinisikan takhri>j 

sebagai berikut: 

a. ذكِْرُ الََحا دِيثِ بَِِسانيِدِها (menyebutkan beberapa hadis dengan sanadnya). 

b. تِْْ   الِإسْنادِ وَالزيَدَةفى  فِى  التـَقْويِةَِ    ذكُِرَتْ أسانيِْدُهُ مِنْ بابلََِحادِيْثِ كِتابٍ  ذكِْرُ أَسانيِْدِ أُخْرى
َ
الم

 (menyebutkan sanad-sanad lain beberapa hadis yang terdapat dalam sebuah kitab. 

Penyebutan beberapa sanad tersebut dalam suatu bab memperkuat posisi sanad dan 

menambah ragam dalam matan). 

c.  عَزْوُ اْلََحادِيثِ إِلََ الْكُتُبِ الْمَوجُوْدَةِ فِيـْهَا مَعَ بَـيَانِ الْْكُْمِ عَلَيـْهَا (menunjukkan asal beberapa 

hadis pada kitab-kitab- induk hadis - yang ada dengan menerangkan hukumnya.72 

 

70 Abustani Ilyas dan Laode Ismail, Studi Hadis: Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi, 
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71Tim Majma’ al-Lugat al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Waji>z, (Mis}r: Wazarah al-Tarbiyyah 

Wa al-Ta’li>m, 1997), h. 189. 
72 Abdul Majid Khon, Takhri>j & Metode Memahami Hadis, (Jakarta:Amzah, 2014), h. 2-3 
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Sejalan dengan itu, menurut ulama hadis, kata takhri>j memiliki beberapa 

arti: 

a. Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para 

periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode 

periwayatan yang mereka tempuh.  

b. Ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para 

guru hadis, atau berbagai kitab, atau lainnya, yang susunannya dikemukakan 

berdasarkan riwayatnya sendiri, atau para gurunya, atau temannya, atau orang 

lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab yang 

dijadikan sumber pengambilan. 

c. Menunjukkan asal-usul hadis berdasarkan sumber pengambilannya dari berbagai 

kitab hadis yang disusun oleh para mukharrij-nya langsung. 

d. Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya, yakni kitab-kitab hadis yang 

didalamnya disertakan metode periwayatan dan sanadnya masing-masing, serta 

diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualitas hadisnya. 

e. Menunjukkan letak asal hadis pada sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab 

yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya 

masing-masing, kemudian untuk kepentingan penelitian, dijelaskan kualitas hadis 

yang bersangkutan73 

Pendapat yang sejalan, juga dikemukakan oleh Manna’ al-Qatta>n, bahwa 

takhri>j adalah: upaya untuk menunjukkan letak hadis dengan sanadnya, kemudian 

 
73Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 41-42 
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dijelaskan kedudukannya sesuai kebutuhan.74  Berdasarkan beberapa definisi yang 

dikemukakan oleh beberapa ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa, takhri>j al-

hadi>s\ adalah upaya penelusuran hadis pada berbagai kitab hadis yang memuat 

secara lengkap sanad dan matannya dengan tujuan untuk mengetahui status hadis 

baik secara kuantitas maupun secara kualitas. 

2. Metode takhri<j al-hadi>s\ 

Sehubungan dengan metode takhri>j yang menelusuri hadis dari beberapa 

buku induk, Abd. al-Muhdi bin Abd. Ha>di menyebutkan lima metode yang dapat 

digunakan: 

a. Takhri>j bi al-lafz}, yaitu penelusuran hadis melalui lafal matan yang dapat 

ditas}rif ( perubahan bentuk kata). 

b. Takhri>j bi al-mau>d}u‘, yaitu penelusuran hadis berdasakan topik, misalnya: 

bab shalat, nikah, jual beli, dan sebagainya. 

c. Takhri>j bi awwali al-matn, yaitu penelusuran hadis dengan menggunakan 

permulaan matan. 

d. Takhri>j bi al-ra>wi> al-a‘la>, yaitu penelusuran hadis melalui nama periwayat 

pertama dalam sanad, yaitu nama sahabat yang meriwayatkannya dengan 

menggunakan kitab Musnad al-Ima>m Ahmad. 

e. Takhri>j bi al-s}ifah, yaitu penelusuran hadis berdasarkan status hadis.75  

 
74  Manna’ al-Qatta>n, Maba>his\ fi> ‘Ulu>m al-Hadi>s\, (al-Qa>hirah: Maktabah Wahbah, 

1992), h. 172 
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Penelusuran hadis ke berbagai buku induk, dapat juga dibantu dengan 

software atau aplikasi computer (CDR), misalnya: al-Maktabah al-Sya>milah, 

Mau>su>’ah al-Hadi>s\ al-syari>f, dan selainnya.   

Dari kelima metode tersebut, penulis menggunakan metode pertama (takhri>j 

bi al-lafz}) dengan melalui CDR. Mau>su>’ah al-Hadi>s\ al-syari>f, dan al-

Maktabah al-Sya>milah.   

D. Kaidah Kesahihan Hadis. 

1. Kesahihan Sanad 

 Perlunya sikap kritis terhadap hadis, berangkat dari kesadaran ulama hadis 

bahwa tidak semua berita yang diklaim sebagai hadis dapat dipertanggungjawabkan 

otentisitasnya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada umumnya hadis ditulis pada 

abad ke dua dan ke tiga hijriyah. Sebelumnya hadis tersebar di masyarakat secara 

verbal. Selain itu sejarah juga mencatat terjadinya pemalsuan dengan sejumlah motif 

yang melatarbelakanginya, baik motif politis, ekonomis, maupun ideologis.76 

 Terkait dengan kepentingan penelitian hadis, sejumlah ulama telah 

merumuskan kriteria yang harus dipenuhi hadis sahih. Di antaranya adalah Ibnu al-

S{alah. Dia mendefinisikan: hadis musnad ( dinilai berasal dari Nabi ) adalah hadis 

yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh priwayat yang 

‘a>dil dan d}ābit} sampai ahir sanad, tidak janggal (syaz), dan tidak mengandung 

cacat (illat).77 Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu al-S|alah tersebut, didukung oleh 

 

76Abdul Majid,“Hermeneutika Hadis-Hadis Rukyatul Hilal”,Disertasi, Program Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2017, h. 55.      

77Taqiy al-Din Usman bin Abdu al-Rahman bin Usman bin Musa al-Kurdiy al-Syahruzury 

(lebih dikenal dengan Ibnu al-Shalah), ‘Ulūm al-Hadīts Li Ibni al-Shalah, diedit oleh Nur al-Din Itr ( 

Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Ilmiyyah, cet. Ke-2, 1972), h. 10 
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al-Nawawi, bahwa hadis sahih ialah: hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan 

oleh orang-orang yang adil dan d}a>bit} serta tidak terdapat dalam hadis itu syuzūz 

(kejanggalan) dan illat (cacat).78 

 Pengertian hadis sahih yang dikemukakan oleh ulama hadis tersebut, 

mencakup sanad dan matan hadis. Kriteria yang menyatakan bahwa rangkaian 

periwayat dalam sanad harus bersambung dan seluruh periwayatnya harus a>dil dan 

d}ābit} adalah kriteria untuk sanad, sedangkan terhindar dari syāz dan illat, 

merupakan kriteria untuk sanad sekaligus untuk matan hadis.79 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kaidah umum kesahihan 

sanad  hadis adalah: 

a.  Sanad Bersambung  

Suatu sanad dikatakan bersambung, apabila para periwayat yang terdapat 

dalam sanad hadis itu menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya 

secara langsung, keadaan tersebut terjadi demikian mulai dari awal sampai ahir 

sanad.80 Karena itu dalam periwayatan hadis, seluruh rangkaian periwayat dalam 

sanad, bersambung mulai dari al-mukharrij (penghimpun hadis dalam kitab 

karyanya) sebagai periwayat terahir sampai kepada periwayat pertama tingkat 

sahabat yang menerima hadis dari Nabi. 

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnya suatu sanad, ulama 

hadis menempuh tata kerja penelitian dengan mencari semua nama periwayat dalam 

sanad yang diteliti. Kemudian mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat 

 

78Jalaluddin abu al-Fadl ‘Abdu al-Rahman al-Suyuti, Tadrīb al-Rawī Fī Syarh Taqrīb al-

Nawawi, juz I (Bairut: Dār al-Fikr, 1988), h. 63 

79Nur al-Din Itr, Manhaj al-Naqd Fi> ‘Ulu>m al-Hadis, terjemahan: Endang Soetari AD, 

“Ulum al-Hadis”,  h. 15 

80Mahmud al-Thahhān, Taisīr Musthalah al-Hadīts, (al-Qa>hirah: Dār al-Turās al-‘arabi, 

1981), h. 28 
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melalui kitab rijāl al-hadis untuk mengetahui kredibilitas para periwayat dalam 

sanad yang meliputi kapasitas intelektual, integritas kepribadian dan tadlīsnya 

(sering melakukan penyembunyian cacat), dan untuk mengetahui ada atau tidak 

adanya hubungan sezaman pada masa hidupnya dan hubungan guru- murid dalam 

periwayatan hadis antara periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad itu.  

Terahir meneliti s}igat tahammul wa Adā al-Hadis dalam sanad.81 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu sanad hadis dinyatakan 

bersambung apabila antara seluruh periwaayat dengan periwayat terdekat 

sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis 

secara sah menurut ketentuan tahammul wa adā al-haadi>s. 

b. Periwayat bersifat adil 

Periwayat yang bersifat adil ialah periwayat yang beragama Islam, mukallaf, 

melaksanakan ketentuan agama dan memelihara murūah. 82  Karena itu, seorang 

periwayat hadis di samping harus seorang muslim yang mukallaf, juga harus 

memiliki kualitas ketakwaan yang cukup tinggi, karena bukan hanya harus 

menghindari perbuatan dosa besar dan kecil, tetapi juga harus menjaga kesopanan 

pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia untuk tegaknya kebajikan melalui 

moral dan kebiasaan-kebiasaan. Hal ini dapat diketahui melalui adat-istiadat yang 

berlaku di masing-maasing daerah. 

c. Periwayat bersifat d}ābit}. 

 

81Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan sanad hadis Telaah dan tinjauan dengan pendekatan 

ilmu sejarah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 128 

82Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd Fi> ‘Ulu>m al-Hadis, terjemahan: Endang Soetari AD, 

“Ulum al-Hadis”,  h. 79-80 
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D}ābit} ialah orang yang kuat ingatannya, tidak pelupa, tidak dungu dan tidak 

sering melakukan kekeliruan. 83  Ulama lain berperdapat bahwa d}a>bit}} adalah 

orang yang mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, memahami arti 

pembicaraan secara benar, kemudian menghafalnya dengan sungguh-sungguh dan 

berhasil menghafalnya dengan sempurna, sehingga mampu menyampaikan 

hafalannya kepada orang lain dengan baik.84 Dengan demikian, seorang periwayat 

dapat dikatakan d}a>bit}} apabila dia memiliki kapasitas intelektual yang cukup 

tinggi, baik ketika menerima riwayat hadis, maupun ketika menyampaikannya 

kepada orang lain.  

Keadaan yang dapat merusak ked}abitan periwayat, adalah: riwayatnya 

bertentangan dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat-periwayat yang 

s\iqah, jelek hafalannya, dalam meriwayatkan hadis lebih banyak salahnya daripada 

benarnya, lebih menonjol sifat lupanya dari pada hafalannya, dan riwayat yang 

disampaikan diduga keras mengandung kekeliruan.85 

Cara untuk mengetahui ke-ḍabit}-an seorang periwayat menurut ibnu al-s}alah 

adalah membandingkan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat lain yang s\iqah 

yang telah dikenal, apabila sesuai walau hanya dari segi makna, atau lebih banyak 

kesesuaiannya daripada perbedaannya, maka dia dinilai sebagai periwayat yang 

d}ābit}. Tetapi, apabila banyak perbedaannya , maka ke-ḍabit}-annya cacat, 86 

sehingga riwayat hadisnya tidak dapat dinilai memiliki validitas hujjah.  

 

83Mustafa Yaqub, Kritik Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 124 

84Subhi al-Shalih, ‘Ulūm al-hadits wa Mushthalahuh, (Bairut: Dār al-Ilmi li al-Malayīn, 

1988), h. 128 

85Mahmud al-Thahhān, Taisīr Musthalah al-Hadīs\, h. 109 

86Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd Fi> ‘Ulu>m al-Hadis, terjemahan: Endang Soetari AD, 

“Ulum al-Hadis”, h. 80 
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d. Terhindar dari syāz 

Secara bahasa, syāz bermakna kejanggalan, seorang yang menyendiri atau 

seorang yang keluar atau memisahkan diri dari jama’ah.87 Dalam perspektif Ulum al-

Hadis, hadis syāz adalah: hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat ṡiqah 

tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang periwayat 

ṡiqah pula.88 

Menurut Imam Syafi’i, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Farid, bahwa 

suatu hadis tidak dinyatakan syāz apabila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang 

periwayat ṡiqah, sedang periwayat ṡiqah lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut. 

Suatu hadis dikatakan mengandung syāz apabila diriwayatkan oleh seorang 

periwayat ṡiqah tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa 

orang periwayat yang lebih ṡiqah.89   Dengan demikian, suatu hadis tidak dapat 

dinyatakan syāz apabila terjadi kesendirian individu periwayat dalam sanad hadis 

yang juga disebut fard mutlaq 90 (kesendirian absolut), atau terdapat seorang 

periwayat yang tidak ṡiqah. Tetapi suatu hadis kemungkinannya mengandung syāz 

apabila hadis itu memiliki lebih dari satu sanad, para periwayat hadis itu seluruhnya 

ṡiqah, dan apabila matan atau sanad hadis itu ada yang mengandung pertentangan. 

Seandainya ada seorang periwaayat yang berkualitas ṡiqah melakukan penyendiriaan 

 

87Abu Fad{l Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzur , Lisān al-Arab, juz IV 

(Bairut: Dār al-Shadr, t.th), h. 28-29   

88Ahmad Farid, Nazhmu al-Durār fī Mushthalah ‘Ilmi al-Aatsar (al-Qa>hirah: Dār al-Aqīdah 

Li al-Turats, 1994), h. 72 

89Ahmad Farid, Nazhmu al-Durār fī Mus}t}alah‘Ilmi al-As\ar , h. 72 

90Kesendirian periwayat dapat dilihat dari segi individunya dan sifat atau keadaan tertentu 

lainnya, misalnya negri asalnya . Hadis seperti ini oleh sebagian ulama menamainya hadis fard, dan 

sebagian lainnya menamainya hadis garib. Jalaluddin al-Suyuthi, Tadrīb al-Rāwī, h. 248-250 
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dalam meriwayatkan hadis tanpa menyimpang dari yang lainnya, maka hadis  yang 

diriwayatkan oleh periwayat tersebut berkualitas s}ahih dan bukan syaz. 

Syāz bisa terdapat pada sanad atau matan, bahkan pada keduanya.91 Contoh: 

hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdu al-Hamid, dari Suhail, dari sa’id bin Abī 

Said dari Abu Hurairah secara marfu’, Nabi Bersabda: 

(tidak halal bagi perempuan melakukan  92بريدا تسافر  أن  الْخر  واليوم  تؤمن بالله  لايُل لإمرة 
perjalanan jauh pada musim dingin). Kata “barīdan” pada riwaayat tersebut dinilai 

syaz oleh Ibnu Hajar karena tiga ulama hadis lain (Malik bin Anas, Muhammad bin 

‘Ajlan, Ibnu Abi Dzi’bin) meriwayatkan dari sumber yang sama, Said ibnu  Sa‘id al-

Muqbiriy dari Abu Hurairah, dengan lafal yang berbeda di ahir matan, yaitu وليلة   يوما  

( sehari semalam), bukan 93.بريدا Jadi hadis yang berbunyi وليلة  adalah s}ahih dan يوما 

yang berbunyi بريدا adalah syaz. 

e. Terhindar dari illat. 

Secara bahasa, kata illat berarti kecacatan, sakit yang parah, dan sebab 

tersembunyi yang menodai keselamatan.94 Sedangkan menurut istilah, ‘illat adalah 

faktor yang sangat samar dan rumit yang dapat menurunkan kualitas hadis, 

sementara pada lahiriyahnya faktor tersebut tidak ada.95 Ibnu al-S{alah menyebut 

kan bahwa illat itu merupakan sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. 

 

91 Maher Yasin Fahl, Atsar ‘Ilal al-Hadits  fī ikhtilāf al-Fuqahā (al-Qa>hirah: Dār al-

Muhadditsīn Li al-Bahts al-‘Ilmi, 2008), h. 299-300 

92 Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, juz II, 140, no. 1725 
93 Abd. Majid,  Hermeneutika Hadis-Hadis Rukyatul Hilal”, Disertasi, Program Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2017, h. 71 

94Aan Supian, Konsep Syadz dan ‘Illat Kriteria Kesahihan Matan Hadis, (Jakarta: Studia 

Pres, 2005), h. 19. 

95 Abu al-Aziz bin Rasyid al-Najd, Radd Syubhāt al-Ahād ‘an ahādīts al-ahād (Bairut: 

Maktabat al-Islāmi, 1981), h. 39. 
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Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas s}ahih 

menjadi tidak sahih.96 

Menurut abdu al-Rahman bin Mahdi (w.194 H/814 M.), untuk mengetahui 

‘illat hadis diperlukan intuisi (ilham). 97 Acuan utama penelitian ‘illat hadis adalah 

hafalan, pemahaman, dan pengetahuan yang luas, demikian pendapat al-Hakim al-

Naisaburi. 98  Pernyataan Abdu al-Rahman dan al-Hakim tersebut memberikan 

petunjuk bahwa penelitian ‘illat hadis itu sangat sulit. 

Untuk mengetahui ‘illat hadis, terlebih dahulu menghimpun semua sanad yang 

berkaitan dengan hadis yang diteliti, kemudian meneliti kualitas seluruh periwayat 

dalam sanad.99 Karena itu, secara praktis langkah tersebut bisa diterapkan dengan:  

1) Menghimpun dan meneliti seluruh sanad dan matan hadis yang sama atau 

semakna, termasuk meneliti syāhid (dugaan dari jalur lain pada level sahabat) 

dan tabi’ (duagaan jalur lain pada level tabi’in).  

2) Meneliti seluruh riwayat dalam berbagai sanad yang telah dihimpun 

berdasarkan kritik hadis yang pernah diterapkan oleh para kritikus hadis. 

Setelah proses dilakukan, akan diketahui apakah hadis yang sedang diteliti 

mengandung ‘illat atau tidak.100‘Illat hadis dapat terjadi pada sanad atau pada 

matan, atau pada sanad sekaligus pada matan. 

Pada umumnya ulama hadis menyatakan bahwa,‘illat hadis kebanyakan 

berbentuk:  

 

96Jalaluddin al-suyuthi, Tadrīb al-Ra>wī Fī Syarh Taqrīb al-Nawawi, h. 252 

97Jalaluddin al-suyuthi, Tadrīb al-Ra>wī Fī Syarh Taqrīb al-Nawawi, h. 252 

98Jalaluddin al-suyuthi, Tadrīb al-Ra>wī Fī Syarh Taqrīb al-Nawawi, h. 251 

99Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd Fi> ‘Ulu>m al-Hadis, terjemahan: Endang Soetari AD, 

“Ulum al-Hadis”, h. 447 

100Abdul Majid,“Hermeneutika Hadis-Hadis Rukyatul Hilal”, Disertasi, Program Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2017, h. 71    
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1) Sanad yang tampak muttasil dan marfu’, ternyata muttasil tetapi mauqūf, 

2)  Sanad yang tampak muttasil dan marfu’, ternyata muttasil tetapi mursal, (c) 

terjadi percampuraan hadis dengan bagian hadis lain, dan (d) terjadi kesalahan 

penyebutan periwayat, karena ada lebih dari seorang periwayat yang memiliki 

kemiripan nama tetapi berbeda kualitas ke-ṡiqah-annya.101 Dua bentuk ‘illat 

yang disebutkan pertama oleh keterputusan sanad, sedang dua bentuk ‘illat 

terahir disebabkan oleh ke-ḍabith-an periwayat yang ‘adam al-tam (tidak 

sempurna). 

 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hadis yang mengandung ‘illat 

pada dasarnya terlihat sebagai hadis s}ahih, karena sanad hadis itu tampak 

bersambung dan para periwayatnya tampak bersifat ṡiqah semuanya. Tetapi setelah 

hadis itu diteliti lebih mendalam, ternyata hadis itu mengandung ‘illat. 

2. Kesahihan Matan  

Kenyataannya, seluruh matan hadis yang sampai pada umat Islam saat ini 

berkaitan erat dengan sanad-nya, sedangkan keadaan sanad itu sendiri masih perlu 

diteliti secara cermat, oleh karena itu keadaan matan juga perlu diteliti secara cermat. 

Hasyim Abbas mengemukakan bahwa faktor yang melatarbelakangi 

pentingnya melakukan penelitian matan hadis adalah:  

a. motifasi agama, 

b. motifasi kesejarahan;  

c. keterbatasan hadis mutawatir; 

d. bias penyaduran ungkapan hadis;  

 

101Jalaluddin al-Suyuti, Tadrīb al-Rawī Fī Syarh Taqrīb al-Nawawi, h. 253, dan Nur al-Din 

‘Itr, Manhaj al-Naqd Fi> ‘Ulu>m al-Hadis, terjemahan: Endang Soetari AD, “Ulum al-Hadis”, h. 251 
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e. teknik pengeditan hadis; 

f. kesahihan sanad hadis tidak berkorelasi dengan kesahihan matan hadis; dan 

g. upaya penerapan konsep doctrinal hadis.102 

Syuhudi Ismail, juga mengemukakan faktor pentingnya melakukkan 

penelitian matan hadis, yaitu:  

a. hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam;  

b. hadis tidak seluruhnya ditulis pada masa Nabi;  

c. munculnya pemalsuan hadis ; dan  

d. proses penghimpunan (tadwin) hadis .103  

Sementara Fattah Idris menyebutkan faktor pentingnya penelitian matan hadis 

yang dikemukakan oleh Salahuddin al-adlabi>, yaitu: merebaknya pemalsuan hadis, 

dan merebaknya kekeliruan pada masa periwayatan.104 

Berdasarkan rumusan-rumusan yang dikemukakan oleh ulama tersebut, 

sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan, karena poin-poin yang 

dikemukakan oleh al-adlabi> dapat merangkum poin-poin yang dikemukakan oleh 

Hasyim Abbas dan Syuhudi Ismail. Karena itu setidaknya ada tiga faktor utama yang 

memotifasi ulama melakukan penelitian matan hadis, yaitu:  

a. munculnya pemalsuan hadis;  

b. terjadinya periwayatan secara makna; dan  

c. tidak berkorelasinya kesahihan sanad dengan kesahihan matan. 

 

102 Hasyim Abbas, Kritik Matan Hadis (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2004), h. 17-21 

103Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan sanad hadis Telaah dan tinjauan dengan pendekatan 

ilmu sejarah,  h. 75-104  

104Abdul Fatah Idris, Hadis-Hadis Prediktif dan Teknis Studi Pemikiran Fazlur Rahman, h. 

118 



51 

 

Pendapat ulama tentang kaidah kesahihan matan hadis sebagai penjabaran dari 

kedua kriteria kesahihan matan – terhindar dri syāz dan ‘illat- tampaknya berbeda 

disebabkan oleh perbedaan latar belakang keahlian, alat bantu, persoalan, dan  

masyarakat yang mereka hadapi. Peta klassik yang dimunculkan oleh para penulis 

ulu>m al-hadis adalah kelompok muhadditsīn dan fuqahā. Kedua kelompok ulama 

ini memiliki kriteria kesahihan matan hadis yang berbeda, meskipun juga terdapat 

persamaan pada beberapa poin. Al-Khatib al-Bagdadiy menyebutkan bahwa matan 

hadis dapat diterima apabila memenuhi keenam unsur berikut:  

a. tidak bertentangan dengan akal sehat;  

b. tidak bertentangan dengan hukum al-Qur’an yang telah muhkam,  

c. tidak bertentangan dengan hadis mutawatir; 

d. tidak bertentangan dengan amalan yang telah disepakati oleh ulama salaf; 

e. tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan  

f. tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.105 

Matan hadis yang sedang diteliti dinyatakan sahih apabila memenuhi seluruh 

syarat yang telah disebutkan. Apabila tidak, maka hadis tersebut dinyatakan d}a‘i>f. 

Sementara itu, Fattah Idris mengutip kaidah yang dikemukakan oleh Musfir 

‘Azmillah al-Daminiy dalam karyanya “Maqa>yis naqd al-Mutu>n al-Sunnah”, 

bahwa sebuah matan hadis dapat diamalkan apabila: matan hadis tersebut sesuai 

dengan al-Qur’an, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan matan hadis lain yang 

sahih, dan matan hadis  sesuai dengan kejadian sejarah. 106  Demikian kaedah 

kesahihan matan hadis yang dikemukakan oleh ulama hadis. 

 

105Salah al-din al-Ad}labi>, Manhaj Naqd al-Matan (Bairut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 

H/1983 M),  h. 126 

106Abdul Fattah Idris, Hadis-Hadis Prediktif dan Teknis Studi Pemikiran Fazlur Rahman, h. 

130-131 
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Sedangkan kaedah kepalsuan hadis, sejumlah ulama juga telah menetapkan 

kaidahnya. Ibnu al-Jauziy (w. 597 H), misalnya, mengemukakan dengan singkat 

bahwa “setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan 

ketentuan pokok agama, maka ketahuilah bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu.107 

Mustafa al-Sibā‘i> menyebut indikator kepalsuan hadis dari segi matan, yaitu:  

a. Redaksi yang kasar, yang memungkinkan seorang pakar bahasa Arab mengetahui 

bahwa redaksi seperti itu adalah kasar, yang tidak mungkin keluar dari mulut 

orang yang memiliki kemampuan berbahasa secara fasih dan mendalam;  

b. Maknanya tidak karuan, misalnya bertentangan dengan hal-hal yang aksiomatik 

tanpa memungkinkan untuk ditakwilkan, bertentangan dengan prinsi-prinsip 

umum dalam hal hokum dan ahlak, mendorong kepada syahwat dan kerusakan , 

bertentangan dengan indra dan fakta empiris atau bertentangan dengan bukti-bukti 

sejarah yang sudah tidak bisa disangkal atau sunnah Allah dalam alam dan 

manusia;  

c. bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur’an yang s}arih ( menunjukkan arti yang 

jelas) dan tidak memungkinkan untuk ditakwilkan, bertentangan dengan hadis 

mutawatir;  

d. bertentangan dengan fakta sejarah pada masa Nabi saw. yang telah dikenal luas;  

e. Isinya sesuai dengan mazhab periwayat, dan status periwayat adalah orang yang 

sangat fanatik dengan mazhabnya;  

f. hadis yang bersangkutan berisi dengan hal yang memenuhi syarat untuk 

diriwayatkan kecuali oleh seorang saja;  

 

107 Al-Adlabī, Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulamā’ al-Hadīś al-Nabawi>, h. 208 
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g. hadis yang memuat janji pahala yang berlebihan untuk perbuatan kecil dan 

ancaman yang berlebihan untuk hal yang kecil pula.108 

Kemudian Syuhudi Ismail, merangkum rumusan-rumusan yang dikemukakan 

oleh para ulama dan mengatakan bahwa menurut jumhur ulama hadis, tanda-tanda 

matan hadis yang palsu ialah:  

a. susunan bahasanya rancu. Rasulullah yang fasih dalam berbahasa arab dan 

memiliki gaya bahasa yang khas, mustahil menyabdakan pernyataan yang rancu 

tersebut;  

b. kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam;  

c. kandungan pernyataannya bertentangan dengan sunnatullah (hokum alam); 

d. kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah;  

e. kandungan pernyataannya bertentangan denga al-Qur’an ataupun hadis mutawatir 

yang mengandung petunjuk secara pasti;  

f. kandungan pernyataannya berada di luar kewajaran diukur dari petunjuk umum 

ajaran Islam; misalnya, amalan tertentu yang menurut petunjuk umum ajaran 

Islam dinyatakan sebagai amalan yang “tidak seberapa”, tetapi diiming-imingi 

dengan pahaa yang sangat luar biasa. 109 Sebuah hadis yang tidak memenuhi 

kriteria sesuai dengan kaidah yang disebutkan di atas tidak dapat dinyatakan 

sebgai hadis sahih dan tidak memiliki otoritas agama.  

Berdasarkan sejumlah kriteria di atas dan banyaknya hadis yang tidak sahih 

dalam kitab-kitab hadis, seseorang mungkin bertanya-tanya apakah kriteria yang 

diterapkan oleh pengarang kitab hadis dalam menyeleksi hadis sama dengan kriteria 

 

108Mustafa al-Siba>‘i>, al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyri’, (Bairut: al-Dār al-Qaumiyah 

li al-Taba’ah wa al-Nasyr, tth), h.96-99 

109Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan sanad hadis Telaah dan tinjauan dengan pendekatan 

ilmu sejarah, h. 119. 
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yang diterapkan oleh ulama yang datang belakangan dalam menilai hadis-hadis 

tersebut. Dengan kata lain, kriteria-kriteria tersebut dikembangkan lebih belakangan 

dari pada masa pengumpulan kitab-kitab hadis. Lagi pula, penerapan ‘ulūm al-Hadis 

secara ketat dan konsisten pada kitab-kitab hadis mungkin akan menemukan 

sejumlah hadis yang tidak sahih, yang selama ini dianggap sahih oleh para sarjana 

muslim. Demikian juga telah banyak penelitian yang dilakukan para sarjana muslim 

belakangan ditemukan sejumlah hadis yang tidak sahih, kendatipun diterapkan 

kriteria-kriteria yang telah dibuat oleh muhadditsīn. Kenyataan ini membuat kita 

bertanya, apakah kriteri-kriteria teoritis tersebut mencerminkan praktek periwayatan  

dan kritik hadis masa awal. 

E.  Ilmu Ma‘a>ni> al-Hadi>s\. 

1. Hakikat Ilmu Ma‘a>ni> al-Hadi>s\. 

Secara etimologi, ‘ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\  terdiri atas kata ‘ilmu, 

ma‘a>ni>  dan al-h}adi>s\, menurut Ibnu Fāris, kata yang terdiri dari rangkaian 

huruf ل ,ع, dan م mengandung arti dasar tanda atau jejak pada sesuatu yang 

membedakannya dengan yang lain. Dari akar kata ini di antaranya lahir turunan kata 

 yang berarti bendera ( al-‘alam) العللا   yang artinya tanda , juga (al-‘ala>mat) العلا  ةلا  

atau panji. Dari akar kata tersebut lahirlah kata al-‘ilmu  yang berarti ‘’ mengetahui 

‘’, lawan dari kata al-jahlu yang berarti “tidak tahu’’110. 

Kata al-ma’a>ni> merupakan bentuk jamak dari kata ma‘na> yang berarti 

makna, arti, maksud, atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafal.111 Sementara itu, 

 

110Ibnu Fāris,Mu’jam Maqāyīsu al-Lugat, (Bairut Libanon: Darul Fikri,1994) h.102 

111Majma’ al-Lugah al-Arabiyah, al-Mu’jam al-Wajiz, (Mis}r: Wizarah al-Tarbiyah wa al-

Ta’lim,1997), h. 438 
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ilmu ma‘a>ni> pada mulanya adalah bagian dari ilmu balagah, yaitu ilmu yang 

mempelajari kondisi lafal arab yang sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi112. 

Dengan demikian ‘ilmu, ma‘a>ni>  dan al-h}adi>s  secara sederhana ialah ilmu 

yang membahas tentang makna atau maksud lafal hadis Nabi secara tepat dan benar.  

Juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal lafal dan 

makna yang terdapat dalam berbagai matan hadis sesuai dengan tuntutan 

kondisinya113 

Secara terminologi, ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s  ialah ilmu yang membahas 

tentang prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi sehingga hadis tersebut 

dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proporsional.114 Sejalan 

dengan pendapat Arifuddin Ahmad yang menganggap ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s 

merupakan tehnik interpretasi, mensyarah  atau metodologi pemahaman terhadap 

hadis.115 

 Jadi ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s  ialah ilmu yang mempelajari cara 

memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, 

baik dari segi makna yang tersurat atau makna tekstual maupun makna yang tersirat 

atau makna kontekstual.  

Secara umum, ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s diartikan sebagai disiplin ilmu 

hadis yang terkait dengan objek kajian matan hadis sebagaimana yang diaplikasikan 

ulama terdahulu, seperti ilmu gharīb al-hadis, nāsikh mansūkh, mukhtalif al-hadis, 

 

112 Imam Akhdlori, Jauhar Maknūn, Terjemahan H.Moch. Anwar,: Ilmu Balaghaoh”,  

(Bandung: PT,Al-Ma’ārif, 1987), h. 22 

113Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’ānī alHadis, h. 6 

114 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma interkoneksi: Berbagai Teori dan  

Metode Memahami Hadis, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h. 10  

115Arifuddin Ahmad,  Metodologi Pemahaman Hadis, h.4 
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tawārīkh al-mutūn, dan asbāb al-wurūd al-hadis. 116  Definisi ini  lebih 

mengakomodasi permasalahan dan perkembangan dalam memahami makna hadis, 

baik pada masa klassik maupun  masa kontemporer.  Semua ilmu hadis yang 

berkaitan dengan pemahaman hadis, sebenarnya sudah tercakup di dalamnya, tetapi 

hanya merupakan  pendamping yang dijadikan pertimbangan dan latar belakang 

dalam memberi makna hadis secara tepat. 

Pada dasarnya ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ adalah ilmu tentang bagaimana 

memahami teks hadis, yang selalu mempertautkan tiga variable secara triadic dan 

dialektik, yaitu antara author (Nabi saw.), reader (pembaca teks hadis), dan audience 

(para pendengar teks hadis, baik yang mendengar ketika Nabi menyampaikan hadis 

itu, maupun yang mendengarkan ketika teks hadis itu disampaikan sekarang). Ketiga 

variable itu  memiliki konteks sendiri-sendiri yang perlu dipertimbangkan dalam 

memahami hadis Nabi, sehingga ada keseimbangan dan terhindar dari kesewenang-

wenangan  interpretasi.117 

Abdul Mustaqim, mendefinisikan ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s sebagai ilmu 

yang membahas prinsip-prinsip metodologi memahami hadis Nabi, sehingga hadis 

tersebut dapat dipahami maksud kandungannya secara tepat dan proporsional, 

dengan memperhatikan berbagai aspek. Misalnya mempertimbangkan posisi Nabi, 

situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis (asbāb al-wurūd) baik mikro maupun 

 

116 ilmu gharīb al-hadis, ialah ilmu yanag mempelajari matan hadis yang sulit 

dipahamimaknanya. nāsikh mansūkh, ialah imu yang membahas tentang hadis yang menghapus 

hokum  yang ada dalam hadis lainnya yang datang lebih dulu. Mukhtalif al-hadis, ialah ilmu yang 

mempelajari sejumlah hadis yang kontradiktif atara yang satu dengan yang lain. Tawārīkh al-

mutūn,ialah ilmu yang mempelajari teks hadis yang berkaitan dengan budaya atau sejarah masyarakat 

tertentu. Dan  asbāb al-wurūd al-hadis, ialah ilmu yang mempelajari hadis yang timbul karena situasi 

dan kondisi tertentu . Muhammad  Ajjaj al-Khathib, Ushul al-Hadis wa ‘Ulumuhū (Bairut: Dār al-

Fikri, 1989), h.281 

117 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma interkoneksi: Berbagai Teori dan  

Metode Memahami Hadis, h. 9 
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makro, mencermati varian redaksi (matan) hadis, mengumpulkan hadis-hadis secara 

tematik, dan juga mencari makna yang relevan dengan konteks kekinian dan lain 

sebagainya.118 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hakikat ilmu 

ma‘a>ni> al-h}adi>s adalah ilmu yang membahas tentang metode mamahami hadis 

Nabi saw. dengan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari konteks semantik dan 

struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis, posisi dan kedudukan Nabi 

saw. ketika menyampaikan hadis , konteks mukhathab yang menyertai Nabi saw., 

serta bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, 

sehingga dapat menangkap makna secara tepat, tanpa melupakan relevansinya 

dengan kontek kekinian yang selalu dinamis. 

2. Sejarah Perkembangan Ilmu Ma ‘a>ni> al-Hadi>s\ 

 Ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s sebagai ilmu yang mengacu pada disiplin ilmu 

tersendiri, belum dikenal di zaman Nabi saw., zaman sahabat, dan tabi’in. Istilah 

tersebut merupakan istilah baru dalam studi hadis kontemporer. Sekalipun 

demikian, sebenarnya ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s telah dipraktekkan sejak zaman 

Nabi saw. tetapi masih sangat sederhana, karena setiap kali Nabi saw. 

Menyampaikan hadis, para sahabat terlibat dalam proses pemahaman hadis 

tersebut. Apa lagi beliau menyampaikan hadis dengan bahasa Arab dan mereka 

juga langsung mengetahui konteks pembicaraannya, dengan demikian secara 

umum mereka langsung dapat mengerti maksud hadis yang disampaikan Nabi 

saw. 

 

118 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma interkoneksi: Berbagai Teori dan  

Metode Memahami Hadis, h. 10 
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 Apabila terdapat hadis yang tidak dimengerti maksudnya oleh sahabat, 

mereka dapat bertanya langsung kepada Nabi saw. Misalnya, sahabat tidak 

mengerti makna kata al-wahn, kemudian Nabi mebnjawab, bahwa al-wahn adalah 

hubbub al-dunyā wakarāhiyat al-mau>t, (terlalu cinta dunia dan takut mati); 

sebuah penyakit yang akan menimpa umat Muhammad di ahir zaman, yang 

menyebabkan mereka tidak berwibawa di hadapan umat lain.119 

 Pada awal perkembangan ilmu hadis, kajian yang berkaitan dengan 

pemahaman matan hadis memang belum begitu mendapat perhatian husus. 

Generasi ulama mutaqaddimīn lebih memperhatikan proses pengkodifikasian dan 

pembuktian autetisitas hadis. Namun kemudian, para ulama berikutnya berusaha 

untuk memberikan penjelasan mengenai maksud suatu hadis. Ini artinya bahwa 

aplikasi ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s sebenarntya telah dilakukan, terbukti dengan 

munculnya berbagai kitab syarah hadis. Misalnya, tanwīr al- hawālik: Syarh al-

Muwaththa’ Imam Malik, karya Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, Fath al-

Ba>ri>: Syarh S}ahih al-Bukha>ri, karya Ibn Hajar al-Asqalani, Syarh s{ahih 

Muslim, karya Imam al-Nawawi, ‘Aunul Ma’bu>d: syarh Sunan Abī Dāwud, 

karya Abu T{ayib Muhammad Syams al-Haqq al-‘Azhīm, Faidl al-Qadir: Syarh 

al-Jāmi’ al-Shagir min ahādīs al-Basyīr al-Naz\īr, karya Muhammad Abdur Rauf 

al-Munāwi dan lain-lain. 

 Jauh sebelum munculnya kitab-kitab syarh hadis tersebut, para ulama 

bahkan telah meletakkan dasar-dasar ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s, terutama ketika 

menjelaskan hadis-hadis yang secara redaksi (matn) memerlukan penjelasan 

husus,  yang kemudian lahirlah cabang ilmu hadis tersendiri, misalnya ilmu 

 

119Abu Dawud, Sunan Abū Dawud Hadis No. 3475 dan Imam Ahmad, Musnad Ahmad bin 

Hanbal, No. 8356. Dalam CD ROM al-Maktabah al-Syamilah, Edisi 2.11 
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Gharīb al- hadis yang merupakan embrio awal dari ilmu Ma‘a>ni> al-

h}adi>s.120 

 Para pensyarah hadis pada umumnya menjelaskan hadis dari berbagai segi, 

seperti makna etimilogi, makna terminologi, biografi para periwayat, kualitas 

hadis, makna tekstual, makna kontekstual, hubungannya dengan hadis lain, 

hubungannya dengan ayat-ayat al-Qur’an dan ilmu pengetahuan, hubungannya 

dengan asbāb wurūd al-hadis, serta hubungannya dengan ilmu mukhtalif al-

hadis.121 

 Pada masa mutaqaddimīn, istilah yang dipakai oleh para ulama adalah 

syarh al-hadis, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Barī: syarh 

Shahih al-Bukhari. Ada pula yang menyebutnya dengan istilah fiqh al-hadis 

(pemahaman hadis), seperti Imam al-Hakim al-Naisaburi, beliau menyatakan:” 

Anna fiqh al-hadis ahad ‘ulūm wal-mutafarri’ah min ‘ilm-al-hadis”122 Artinya, 

sesungguhnya fiqh al-hadis (memahami) hadis merupakan salah satu ilmu cabang 

dari ilmu hadis. Sementara al-Khatt}}a>bi>  menyebutnya dengan fahm al-hadis, 

beliau menyatakan: ba’da ma’rifati s}ihhat al-hadis yajib ‘alā isytiga>l bi 

fahmihī iz\ huwa s\amratu hāz\ā al-‘ilm.123 Artinya sesudah mengetahui validitas 

hadis, maka seseorang wajib menyibukkan diri untuk memahami hadis, karena 

memahami hadis itu merupakan buah dari ilmu hadis ini. 

 

120 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma interkoneksi: Berbagai Teori dan  

Metode Memahami Hadis, h. 6 

121 Abdul Majid Khon, Takhrij & Metode Memahami Hadis (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 

137-138 

122 Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, Ma’rifat ‘Ulu>m al-hadis (Bairut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah, 1997), h. 63. 

123Abu Sulaiman  Hamd Ibn Muhammad al-Khat}t}a>bi, Muqaddimah Ma’ālim al-Sunan: 

Syarh Sunan Abu Daud (Halb: al-Mathba’ah Ilmiyyah, 1932), h.  
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 Orang yang menyebut istilah ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s sebagai ilmu 

secara ekspilisit adalah Prof.Dr. Syuhudi Ismai, dalam karyanya, Hadis Nabi 

yang Tekstual dan Kontekstual. Sekalipun demikian, istilah ma‘a>ni> al-h}adi>s 

sudah ada, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ali Ibn al-Madīni “al-tafaqquh fī 

ma‘a>ni> al-h}adi>s nishf al-‘ilm wa ma’rifa al-rijāl nishf ‘ilm (memahami 

makna-makna suatu hadis itu separuh ilmu, dan mengetahui kualitas tokoh 

periwayat hadis itu separuh ilmu).124 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

sekalipun ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s belum dikenal pada masa sahabat tetapi 

aplikasi ilmu tersebut sudah ada kemudian mengalami perkembangan sejalan 

dengan perkembangan zaman, dan sekarang menjadi suatu ilmu tersendiri yaitu 

ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s, yang dalam istilah barat dikenal dengan istilah 

hermeneutika hadis. 

3. Objek Ilmu Ma‘a>ni> al-h}adi>s 

 Dilihat dari segi objek kajian, Ilmu Ma‘a>ni> al-h}adi>s memiliki dua objek 

kajian, yaitu objek matrial dan objek formal,125Karena , Ilmu Ma‘a>ni> al-h}adi>s 

merupakan salah satu  cabang dari ilmu hadis, maka objek materialnya adalah 

redaksi-redaksi hadis Nabi saw. Kemudian, karena Ilmu Ma‘a>ni> al-h}adi>s 

berkaitan dengan persoalan bagaimana memberi makna dan memproduksi makna 

terhadap teks sebuah hadis, maka objek formalnya adalah matan atau redaksi hadis 

itu sendiri. 

 

124 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma interkoneksi: Berbagai Teori dan  

Metode Memahami Hadis, h. 9                                                                                                                                                             

125Objek material adalah bidang penyelidikan sebuah ilmu yang bersangkutan. Sedangkan 

Objek formal adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek 

material tersebut Lihat Nico Syukur Dister OFM, Pengantar Teologi (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 

26 



61 

 

 Dalam studi ilmu hadis, apabila objek kajian difokuskan pada masalah sanad, 

maka akan dikaji dalam ilmu hadis dirayah. Kemudian ilmu ini dikembangkan pada 

persoalan mencari kredibilitas periwayat, melalui metode jarh wa al-ta’dil. Apabila 

objek kajiannya fokus pada aspek sejarah dan latar belakang munculnya hadis, maka 

hal itu merupakan wilayah ilmu asbāb wurūd al-hadis. Demikian halnya, apabila 

kajiannya fokus pada upaya menjelaskan redaksi-redaksi hadis yang garīb (asing), 

maka akan dikaji dalam ilmu Gharīb al-Hadis. 

 Mengkaji matan atau redaksi hadis sebagai objek pembahasan Ilmu 

Ma‘a>ni> al-h}adi>s, ada dua variabel  yang harus diperhatikan dan harus 

mendapatkan porsi seimbang agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif, 

yaitu: pertama, keadaan lafal, dan makna yang berorientasi pada penelusuran makna 

leksikal dari sebuah kata, gramatikal dan medan semantiknya. Ke dua, aspek sosio-

historis di mana lafal itu dilahirkan.126 

 Ilmu Ma‘a>ni> al-h}adi>s adalah bagian dari ilmu hadis yang objek 

formalnya adalah teks atau redaksi hadis. Namun para ulama mempersyaratkan 

bahwa hadis yang hendak dikaji harus bernilai mutawātir, s}ahih atau minimal 

hasan, sebab hadis-hadis seperti itulah yang secara kualitatif dinilai sah untuk 

diamalkan (ma‘mūl bih). Kalau hadis tersebut lemah, menurut sebagian ulama, bisa 

diberlakukan dalam hal keutamaan amal (fadhāilul a‘māl) dengan persyaratan 

terterntu. Sekalipun ada sebagian orang yang sama sekali tidak mengamalkan hadis 

ḍa’īf termasuk untuk fadhāilul a’māl. 

4. Urgensi Ilmu Ma‘a>ni> al-H}adi>s\.  

 Ilmu Ma‘a>ni> al-h}adi>s, penting dalam konteks pengembangan studi 

hadis, antara lain: 

 

126Arifuddin Ahmad, Metodologi pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma‘a>ni> al-Hadis, h. 6-7 
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a. Secara umum, untuk memudahkan memahami hadis Nabi, baik dari segi 

interpretasi (tekstual,intertekstual, dan kontekstual) maupun dari segi pendekatan 

yang akan digunakan. 127  Ketika seseorang berhadapan dengan teks hadis , 

sesungguhnya ia tidak berhadapan dengan Nabi saw. secara langsung untuk 

menanyakan sesuatu yang tidak dipahami. Hal ini mengandaikan adanya 

otonomisasi teks, sehingga seseorang dituntut untuk selalu mencari kemungkinan 

adanya pemahaman baru dari teks hadis. Misalnya  untuk hadis yang berkaitan 

dengan mu‘a>malah, sosil dan politik, dan sebagainya termasuk informasi  yang 

termuat dalam hadi-hadis prediktif . Sebab bagaimana pun hadis dilatarbelakangi 

oleh konteks historis tertentu, baik yang terekam dalam kitab asbāb wurūd al-

hadis, mau pun konteks historis kondisi sosial politik dan geografis di mana Nabi 

dan para sahabat hidup pada abad VII M. dengan tradisi, cultural, dan lokalitas 

Arab yang khas ketika itu. Aspek-aspek tersebut penting diperhatikan, sehingga 

dialektika teks dan konteks serta kontekstualisasi menjadi sebuah keniscayaan 

untuk menemukan tujuan dan spirit makna di balik teks hadis Nabi saw. 

b. Untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis, 128 

misalnya:  

1) Tidak tergesa-gesa menolak suatu hadis hanya karena dianggap tidak sesuai  

dengan akal, sebelum melakukan verifikasi secara mendalam.Karena boleh jadi 

kesalahan justru terdapat pada kesimpulan akal itu sendiri.129 

 

127Arifuddin ahmad, Metodologi pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma‘a>ni> al-Hadis, h. 17 

128 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’a>nil Hadis Paradigma interkoneksi: Berbagai Teori dan  

Metode Memahami Hadis, h. 12  

129 Yusuf Qardhawi, Al-Madkhal Li Dirāsah al-Sunnah Nabawiyyah, Terj. Agus Suyadi 

Raharusun, Pengantar Studi Hadis, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 149 
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2) Memahami hadis secara tematik sehingga memperoleh gambaran utuh 

mengenai tema yang dikaji,130  

3) Membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek 

yang bersifat ideal moral,  

4) Mmembedakan hadis-hadis yang bersifat lokal, temporal, dan universal. 

c. Untuk melengkapi kajian ilmu hadis dirayah, karena hadis itu diriwayatkan untuk 

dapat dipahami, dan menangkap pesan-pesan ideal yang tersurat dan yang tersirat 

dalamnya. 

d. Untuk memberi perspektif baru dalam memahami hadis Nabi saw. Dengan Ilmu 

Ma‘a>ni> al-h}adi>s, pemahaman terhadap hadis Nabi saw. menjadi lebih hidup 

dan terhindar dari pemahaman yang mati. 

e. Untuk menetralisir gesekan di antara kelompok mazhab akibat perbedaan 

pemahaman terhadap sebuah hadis, dan dapat menghilangkan klaim-klaim 

kebenaran dari sebuah pemahaman yang muncul akibat adanya perbedaan metode 

dan pendekatan yang digunakan. 

 

5. Metode dan Pendekatan Memahami Hadis  

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam matan hadis (ma‘a>ni> 

al-h}adi>s\) diperlukan teknik interpretasi yang relevan terhadap teks-teks hadis. 

Ketepatan dalam memilih teknik interpretasi, memberikan solusi bagaimana 

memahami hadis Nabi, sehingga memperoleh ketepatan makna. Inilah yang 

kemudian memunculkan disiplin ilmu baru dalam studi hadis yang disebut dengan 

 

130Haefah Abdul Aziz al-Asyrafi, Al-Syarh al-Maudhū’i li al-Haditsi al-Syari>f Dira>sah 

Nazhariyah Tathbīqiyah  (al-Qa>hirah: Dārussalām, 2012), h. 79  
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ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s. Teknik interpretasi pemahaman hadis ada tiga, yaitu: 

tekstual, inter  tekstual dan kontekstual. 

a. Tekstual. 

Interpretasi tekstual adalah interpretasi atau pemahaman terhadap matan hadis 

berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal maupun yang 

diriwayatkan secara makna. Dasar penggunaan teknik ini adalah bahwa setiap ucapan 

dan prilaku Nabi saw. tidak terlepas dari konteks kewahyuan.131  Hal ini biasanya 

dipraktekkan oleh golongan yang menganggap bahwa makna original (al-d}ala>lah 

al-as\liyyah) suatu haadis itu diwakili oleh z}a>hir  teks hadis, sehingga segala 

upaya memahami hadis di luar apa yang ditunjukkan oleh z}a>hir  teks hadis, 

dianggap tidak valid. Seolah-olah hadis itu lepas begitu saja dari konteks sosio-

kultural dan historis ketika itu. Sebagai implikasinya, menurut mereka situasi dan 

kondisilah yang harus mengikuti bunyi teks hadis, harus dipahami apa adanya sesuai 

dengan bunyi teks.132 

Hemat penulis, tidak selamanya teknik interpretasi tekstual ini keliru dalam 

memahami hadis, karena memang ada hadis yang harus dipahami secara tekstual, 

tanpa diperlukan kontekstualisasi. Hadis-hadis yang terkait dengan pelaksanaan 

ibadah mahd{ah (seperti shalat, dan puasa), materi rukun iman dan rukun Islam, 

seharusnya dipahami secara tekstual.  Matan hadis seperti ini, bersifat universal, 

yaitu matan hadis yang berlaku bagi siapa saja, di mana pun, dan dalam kondisi 

apapun, tidak dibatasi oleh batas-batas ruang dan waktu, dan karenanya secara 

 

131Arifuddin Ahmad, Metodologi pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma ‘a>ni> al-Hadis , h. 19 

132 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma interkoneksi: Berbagai Teori dan  

Metode Memahami Hadis, h. 28.  
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lahiriah pun teks matan hadis tersebut dapat dinyatakan selalu sesuai dengan segala 

zaman dan tempat. 

b. Intertekstual  

Menurut Arifuddin Ahmad, interpretasi intertekstual merupakan upaya untuk 

memahami teks dengan adanya teks lain, baik di dalam suatu teks ataupun di luar 

teks karena memiliki hubungan yang terkait. Penggunaan interpretasi intertekstual 

terhadap tek-teks hadis dimaksudkan sebagai upaya pemahaman matan hadis dengan 

memperhatikan sistematika matan hadis yang bersangkutan, adanya hadis lain 

(tanawwu‘), dan keterkaitannya dengan ayat-ayat al-Qur’an.133 

Selanjutnya dijelaskan bahwa, dalam penerapan teknik interpretasi ini, ada 

tiga hal yang perlu diperhatikan: pertama, menganalisis keserasian dan keragaman 

lafal hadis sebagai sabda kenabian dengan mempertimbangkan penjelasan kosa kata 

inti dalam matan hadis, menganalisis keserasian bahasa yang digunakan yang 

mencerminkan sabda kenabian, dan juga keserasian kandungan hadis. Kedua, 

tanawwu‘ fi> al-h}adi>s\, yakni keterkaitan hadis dengan hadis lain yang 

peristiwanya berbeda namun memiliki tema yang sama. Ketiga, kedudukan hadis 

Nabi sebagai baya>n al-Qur’an134.  

c. Interpretasi kontekstual. 

Memahami hadis secara kontekstual, sesungguhnya merupakan upaya 

memahami hadis-hadis berdasarkan pertimbangan peristiwa yang melatarbelakangi 

munculnya hadis-hadis tersebut dari aspek sejarah, sosiologi, dan antropologi yang 

berlaku dan berkembang ketika hadis tersebut disabdakan oleh Nabi saw. termasuk 

 

133 Arifuddin Ahmad, Metodologi pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma ‘a>ni> al-Hadis, h. 

89. 

134 Arifuddin Ahmad, Metodologi pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma ‘a>ni> al-Hadis, h. 

90-91. 
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pula pertimbangan kebahasaan.135 Teknik ini cenderung lebih moderat, karena tidak 

terburu-buru menolak suatu hadis sebelum melakukan kajian yang seksama. Sebab 

boleh jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu bersifat metaforis, sehingga harus 

dipahami secara simbolik juga. Karena memang dalam bahasa Arab banyak kata-kata 

yang bersifat maja>z. Kemudian kalau ternyata dalam hadis tersebut bisa dijelaskan 

secara ilmiah, maka sudah barang tentu akan memperkuat kedudukan hadis yang 

tadinya masih diragukan kebenarannya secara ilmiah. 

Dengan demikian, minimal ada tiga tahap metodologi yang diterapkan: 

Pertama, melakukan kajian historis, dengan meneliti secara kritis terhadap aspek 

sanad dan matannya. Kedua, melakukan kajian bahasa dengan mencermati dimensi-

dimensi semantik, struktur linguistik, termasuk aspek maja>z-nya, dan ketiga, 

melakukan kajian studi ma‘a>ni> al-hadi>s} dengan mencoba menghubungkan 

dengan disiplin ilmu yang lain, seperti sosiologi, antropologi, dan termasuk 

psikologi, untuk mendapatkan penjelasan ilmiah dalam memahami redaksi hadis, 

termasuk redaksi hadis prediktif. 

Sebuah   peristiwa terkait dengan lima hal, yaitu pelaku atau subjek, objek, 

waktu, tempat, dan bentuk peristiwa. Perbedaan salah satu atau sebagian atau kelima 

hal tersebut mempengaruhi ucapan dan sikap Nabi Muhammad saw. Dengan 

demikian, perbedaan atau pertentangan kandungan sebuah hadis dilihat dari segi 

teksnya harus mempertimbangkan perbedaan asba>b wuru>d al-hadi>s}.136 

 

135 Abustani Ilyas dan Laode Ismail Ahmad, Studi Hadis: Ontologi, Epistimologi, dan 

Aksiologi, h. 190. 

136  Arifuddin Ahmad, Metodologi pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma ‘a>ni> al-Hadis, 

h.119.  
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Ada yang mendefinisikan bahwa  asba>b wuru>d al-hadi>s} adalah ilmu 

yang berbicara mengenai peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi 

pada saat hadis tersebut disampaikan oleh Nabi.137  

Kita perlu mengetahui Asba>b al- Wuru>d Ini karena  asba>b wuru>d al-

hadi>s} dapat dijadikan sebagai salah satu “pisau bedah” untuk menganalisis, 

menentukan takhs}i>s} (memberi ketentuan khusus) dari yang ‘āmm (umum), 

membatasi yang mutlak, memerinci yang global dan menentukan ada tidaknya naskh 

(pembatalan hukum), menjelaskan ‘illat (alasan) ditetapkannya hukum dan 

membantu menjelaskan hadis yang musykil (sulit dipahami).138 

Dengan demikian , mengetahui asba>b wuru>d al-hadi>s}   merupakan 

sarana untuk memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi historis- 

empiris pada saat hadis itu disampaikan Nabi saw.  

Pendekatan historis akan menekankan pada pertanyaan mengapa Nabi saw.  

bersabda demikian? Bagaimana kondisi historis-kultural masyarakat dan bahkan 

politik pada saat tersebut. adapun pendekatan sosiologis139 akan menyoroti dari sudut 

posisi manusia yang membawanya kepada prilaku itu. Bagaimana pola-pola interaksi 

masyarakat ketika itu dan sebagainya. Menurut Friediche seorang sosiolog 

Naturalism, seorang Nabi dari suatu agama, sesungguhnya seseorang yang 

‘mengkritik’ dunia sosialnya dan mendengungkan kebutuhan perubahan (reformasi) 

 

137Definisi tersebut agaknya merupakan analogi dari definisi Asbaban-Nuzul al-Qur’an. Lihat 

: al-Suyuti, Lubab an-Nuqul dalam  Hasyiah Tafsir al-Jalalain, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 

t.th.), h. 5   

138 Untuk melihat contoh-contohnya, baca Jalaluddin al-Suyuthi, al-Luma’fi Asbabil Hadis, 

(Bairut: Dar al-Fikr, t.th.) h. 11-17  

139 Sosiologi didefinisikan sebagai “the sythesizing and Generalizing science of man in all his 

social relation ships. The focus of attention upon social relationship make sociology a distinctive 

field” Lebih lanjut baca: Arnold W. Green, Sociologi, an Analysis of Life in Modern Society, (New 

York, Toroto, 1960), h. 1-5  
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untuk mencegah malapetaka dimasa mendatang.140 Ini memberi isyarat bahwa hadis-

hadis yang disabdakan Nabi saw. dimaksudkan untuk memajukan dan mereformasi 

masyarakat. Karenanya, pemahamannya juga harus progresif dan akomodatif dengan 

kondisi sosiologis masyarakat kontemporer. 

Pendekatan sosiologis terhadap hadis ini merupakan usaha untuk memahami 

hadis dari segi tingkah laku sosial. Pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena 

hadis Nabi ini sesuai dengan “tugas sosiologis” yang “interpretative under standing 

of social conduct”. Social-condict dari hadis, misalnya hadis larangan perempuan 

pergi jauh sendirian tanpa mahram, yang dipersoalkan oleh pendekatan sosiologis 

adalah antara lain, mengapa Nabi saw. melarang demikian. Faktor-faktor sosiologis 

apakah yang menyebabkan Nabi melarang demikian? Jika memahaminya hanya 

dengan pendekatan normatif-dogmatis, maka jawabannya adalah karena Nabi saw. 

melarang seperti itu, sehingga setiap perempuan harus taat dan tidak melanggar 

larangan tersebut, sesuai dengan bunyi teks hadis. Pendektan sosiologis bukan itu 

persoalannya. Yang menjadi persoalan dari pendekatan sosiologis adalah benarkah 

semua perempuan yang bepergian jauh sendirian dilarang? Kalau tidak, faktor-faktor 

sosiologis apakah yang yang menghalangi perempuan tertentu tidak boleh pergi 

sendirian?  

Pendekatan sosiologis terhadap hadis adalah mempelajari bagaimana dan 

mengapa, tingkah laku sosial yang berhubungan dengan ketentuan hadis bagaimana 

kita lihat. Sikap dasar sosiologis adalah ‘kecurigaan’. Apakah ketentuan hadis itu 

seperti yang tertulis? Atau ada maksud lain dibalikyang tertulis. Penguasaan konsep-

konsep soaiologi dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan 

 

140 Margaret M. Polama, Sosiologi Kontemporer, (Yogyakarta: Rajawali, t.th.), h. 13   



69 

 

analisis terhadap efektivitas hadis dalam masyarakat, sebagi sarana untuk merubah 

masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu yang lebih baik.141 

Sedangkan pendekatan antropologi memperhatikan terbentuknya pola-pola 

prilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia.142 

Kontribusi pendidikan antropologis adalah ingin membuat uraian yang meyakinkan 

tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia dalam berbagi situasi hidup 

dalam kaitan waktu dan ruang.143 

Kalau pendekatan historis, sosiologis dan antropologis secara sintetik hendak 

diterapkan dalam memahami hadis, maka ini sangat relevan, mengingat hadis juga 

merupakan fenomena keagamaan dan berakumulasi pada prilaku manusia sehingga 

dapat didekati dengan menggunakan ketiga model pendekatan tersebut, sesuai 

konteks masing-masing. Secara simplistis pendekatan historis, sosiologis dan 

antropologis hemat penulis dapat disebut sebagai asba>b al-wuru>d al-a>mmah 

(sebab-sebab makro). 

Dengan pendekatan tersebut diharapkan seorang pembaca hadis akan 

memperoleh suatu pemahaman kontekstual progresif, dan apresiatif tarhadap 

perubahan masyarakat (sosial change) yang merupakan implikasi dari adanya 

perkembangan dan kemajuan sains-teknologi. Hal ini merupakan suatu ijthad kreatif 

yang perlu diapresiasi.144 Hemat penulis, dalam dunia keilmuan, menjelaskan suatu 

dengan dimensi baru, meskipun keliru, hal itu tetap lebih baik dan lebih penting, 

dibanding dengan upaya menjelaskan sesuatu yang semua orang dengan mudah akan 

 

141Abdul Mustaqim, Paradigma Integrasi-Interkoneksi  dalam memahami Hadis Nabi, h. 9 

142 Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, (editor), Metodologi Penelitian Agama; Sebuah 

Pengantar, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 1 

143 S. Menno, Antropologi Perkotaan, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), h. 10-11  

144Abdul Mustaqim, Paradigma Integrasi-Interkoneksi  dalam memahami Hadis Nabi, h. 10 
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mengklaim sebagi hal yang biasa.145 Karena dengan begitu kita akan mau melakukan 

kreativitas inovasi dalam upaya pengembangan keilmuan, sehingga akan dapat 

memunculkan kemungkinan-kemungkinan makna baru dalam memahami hadis 

Nabi.  

Di antara ulama kontemporer yang tekun menekankan perlunya memahami 

dan mengamalkan sunnah dengan tidak melepaskannya dari konteks sosial yang 

melingkupi penuturan sebuah hadis adalah Yusuf Qard}awi>. Dalam pandangan 

Qard}awi, memahami sunnah dengan mempertimbangkan tujuan (maqa>s}id), 

konteks (mula>basa>t), dan faktor-faktor (asba>b) yang membidangi lahirnya 

sunnah merupakan kode etik dan koridor penting dalam kajian dan studi hadis. Karen 

itu, pembaca sunnah harus hati-hati, dan sadar  bahwa di antara hadis itu ada yang 

bersifat umum (universal) untuk semua orang dan ada juga yang bersifat husus untuk 

kalangan tertentu. Ada hadis yang bersifat universal untuk segala zaman dan ada 

yang bersifat temporal saja.146 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka penerapan metodologi 

pemahaman (teknik interpretasi) hadis tersebut, maka setiap matan hadis seharusnya 

diklassifikasikan ke dalam tiga tipologi utama:  

Pertama,  matan hadis yang bersifat universal, yaitu: matan haadis yang 

berlaku bagi siapa saja, di manapun, dan dalam kondisi apapun. Berlakunya matan 

hadis ini tidak terikat dengan batas-batas ruang dan waktu dan karenanya secara 

lahiriah pun teks matan hadis tersebut dapat dinyatakan selalu sesuai dengan segala 

zaman.  

 

145Abdul Mustaqim, Paradigma Integrasi-Interkoneksi  dalam Memahami Hadis Nabi, h. 11. 

146Hamzah Harun al-Rasyid, dan Abd. Rauf Amin, Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadis 
dalam Tradisi Nabi & Sahabat, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), h. 8-11 
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Kedua, matan hadis bersifat lokal-partikular, yaitu: matan hadis yang 

mempunyai korelasi dengan kondisi sosial-budaya  bangsa Arab abad ke-7 M. 

ajaran-ajaran dalam matan hadis yang seperti ini tidak diketemukan secara ekplisit 

dalam al-Qur’an. Ia merupakan resperesentasi dan ijtihad Nabi dalam merespon 

kondisi sosial-budaya yang sedang berkembang pada saat itu. Matan hadis yang 

mempunyai tipologi tersebut lebih merupakan hasil dari perenungan rasio Nabi 

sendiri dengan mempertimbangkan aspek-aspek soaial budaya serta implikasinya 

terhadap masyarakat Arab pada saat itu. 

Ketiga,  matan hadis bersifat kasuistik,  yaitu matan hadis yang terjadinya 

bersifat insidental (kebetulan) dan hanya berlaku untuk kasus perkasus. Pada 

umumnya, matan hadis betipologi kasuistik  merupakan pendapat Nabi sendiri dalam 

merespon sebuah persoalan yang muncul secara “tiba-tiba”. Namun matan hadis ini 

tidak mempresentasikan budaya lokal Arab yang sedang berkembang. Matan hadis 

seperti ini biasanya berbentuk dialog antara Nabi dengan seseorang atau sekelompok 

sahabat beliau, mungkin berbentuk komentar beliau terhadap peristiwa tertentu, atau 

mungkin juga berbentuk sabda beliau yang ditujukan kepada seorang atau 

sekelompok sahabat tertentu. Biasanya matan hadis ini mempunyai latar belakang 

(peristiwa) yang mendahului terjadinya hadis (asba>b al-wuru>d al-hadis). 

Upaya pemilahan tiga tipologi ini didasarkan atas kenyataan bahwa: a) 

Muhammad saw. sebagai Rasul, b) Muhammad saw. yang hidup pada abad ke-7 M 

dan berada dalam lingkup budaya Arab, dan c) Muhammad saw. sebagai seorang 

yang sangat jenius dan tokoh kharismatik. 

Sebagai seorang Rasul, semua perkataan, tindakan, dan diamnya Muhammad 

saw. adalah undang-undang (tasyri‘) yang bersifat universal dan mengikat setiap 

muslim, maka matn hadis seperti inilah yang dapat dipahami secara tekstual dan atau 
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intertekstual. Misalnya hadis tentang:  rukun iman, rukun Islam, ibadah mahd}ah 

(waktu-waktu dan jumlah rakaat shalat, dan lainnya), nilai-nilai moral. Sedangkan 

Muhammad saw. sebagai seorang yang hidup pada Abad ke-7 M dalam lingkup 

budaya Arab, semua perkataan , tindakan, dan diamnya tentu dipengaruhi oleh 

budaya lokal Arab abad ke-7, di mana ajaran-ajaran yang disampaikan beliau adalah 

mengikat setiap muslim dalam tataran substansi; matn hdis seperti inilah wilayah 

pemahaman hadis secara intertekstual dan kontekstual. Sementara Muhammad saw. 

sebagai seorang yang jenius dan tokoh kharismaatik, beliau merupakan tempat 

mengadu  bagi setiap orang yang ingin mendapat nasihat-nasihat beliau. Dengan 

demikian, perkataan, tindakan, dan diamnya merupakan hal-hal yang bersifat 

kasuistik (parsial), misalnya hadis yang mengandung ajaran nilai-nilai moral, matan 

hadis seperti ini dapat dipahami secara intertekstual, atau kontekstual,  atau sekaligus 

kedua-duanya. 
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BAB III 

DESKRIPSI HADIS PREDIKTIF 

Kegiatan pokok yang harus dilakukan dalam penelitian hadis adalah takhri>j 

al-hadi>s\, yaitu upaya untuk mengetahui asal-usul hadis dan mengemukakan 

sumber pengambilannya dari berbagai kitab yang disusun oleh para mukharrij.147 

Karena itu, untuk mengkaji hadis-hadis prediktif tersebut diawali dengan melakukan 

takhri>j al-hadi>s\.  Peneliti menelusuri hadis-hadis tersebut dari beberapa kitab 

standar yaitu al-Kutub al-Tis'ah melalui CDR Mausū‘ah al-hadis al-Syarīf al-Kutubu 

al-Tis’ah, dan  Maktabah al-Sya>milah.  

Berdasarkan kegiatan takhri>j al-hadi>s\  dengan menggunakan lafal 

prediktif sayaku>nu, saya’ti>, zama>nun, al-sa>‘at, yu>syiku, dan d}uyyia‘at 

sebagai kata kunci, peneliti menemukan sebanyak 476 hadis prediktif yang terekam 

dalam al-kutub al-tis‘ah, dengan perincian sebagai berikut:  

Pertama, Hadis prediktif dengan lafal sayaku>nu sebanyak 133 riwaayat 

hadis, terekam dalam kitab: 

1.  S{ahih al-Bukha>ri> terdapat 11 hadis, yaitu nomor hadis: 18, 48, 79, 3239, 

3334, 3335, 3359, 3764, 6554, 6555, 6606. 

2. S{ahih Muslim 12 hadis, yaitu hadis nomor: 7, 830, 1028, 1775, 3430, 3443, 

3445, 3884, 3885, 5136, 5238, 5174. 

3. Sunan al-Tirmiziy 10 hadis, yaitu hadis nomor: 2085, 2120, 2145, 2185, 2191, 

2698, 2835, 3095, 3279, 3280. 

4. Sunan al-Nasaiy 9 hadis, yaitu hadis nomor: 790, 3333, 3954, 3955, 3956, 

4136, 4137, 4140, 5290. 

 

147 Lihat kembali Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan 

Bintang,1992),  h. 42  
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5. Sunan Abu Dawud 12 hadis, yaitu hadis nomor: 88, 369, 1265, 3616, 3710, 

3714, 3720,3721, 3997, 4133, 4134, 4137. 

6. Sunan Ibnu Ma>jah 7 hadis, yaitu hadis nomor: 166, 1247, 3046, 3854, 3944, 

3952, 4148. 

7. Musnad Ahmad Ibnu Hanbal 70 hadis, yaitu hadis nomor: 151, 657, 1369, 

1402, 1435, 1499, 1523, 1768, 2458, 3652, 3860, 4117, 4132, 4155, 5381, 

5444, 5601, 5931, 6741, 6786, 7464, 7619, 8241, 11439, 12859, 113618, 

13709, 15127, 15137, 15454, 15955, 16199, 16249, 16360, 16296, 16500, 

16685, 174224, 17601, 17620, 18229, 18230, 19296, 19405, 19517, 19750, 

20162, 20164, 20449, 20515, 21361, 21451, 21461, 21506, 21625, 21629, 

21722, 21940, 22095, 22174, 22532, 22357, 22732, 25139, 25360, 25391, 

25503, 25943,   

8. Sunan al-Darimi>  2 hadis, yaaitu hadis nomor: 342, 3197. 

Kedua, Hadis prediktif dengan lafal saya’ti>  sebanyak 8 riwayat hadis, 

terekam dalam kitab: 

1. Sunan al-Nasa>iy hanya 1 hadis, yaitu hadis nomor: 2508 

2. Sunan abu Dawud ada 2 hadis, yaitu hadis nomor: 2935, 4021 

3. Sunan Ibnu Majah ada 1 hadis, yaitu hadis nomor: 4026 

4. Musnad Ahmad Ibnu Hanbal ada 2 hadis, yaitu hadis nomor: 6363, 6571 

5. Sunan al-Darimiy ada 2 hadis, yaitu hadis nomor: 119, 361 

Ketiga, Hadis prediktif dengan lafal zama>nun sebanyak 78 hadis, terekam 

dalam kitab: 

1. S{ahi>h al-Bukha>ri> 16 hadis, yaitu hadis nomor: 1322, 1325, 19118, 19141, 

3682, 3322, 3327, 3333, 3342, 3376, 4669, 4990, 6014, 6418, 6587. 
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2. S{ahi>h Muslim 8 hadis, yaitu hadis nomor: 8, 1680, 1771, 2451, 4597, 4598, 

5177, 5191 

3. Sunan al-Tirmiziy ada 7 hadis, yaitu hadis nomor: 2114, 2187, 2193, 2215, 

2328, 3011, 3872. 

4. Sunan al-Nasa>i> ada 5 hadis, yaitu hadis nomor: 2508, 4033, 4034, 4378, 

4379 

5. Sunan Abu Dawud ada 4 haadis, yaitu hadis nomor: 2893, 2935, 3752, 4138 

6. Sunan Ibnu Majah ada 5 hadis, yaitu haadis nomor: 163, 171, 973, 2279, 3208. 

7. Musnad Ahmad Ibnu Hanbal ada 31 hadis, yaitu hadis nomor: 582, 767, 868, 

893, 1032, 1275, 2341, 3639, 6752, 7321, 7919, 9247, 9391, 9462, 10007, 

101159, 10589, 10619, 10911, 11718, 12027, 12127, 12373, 13256, 15075, 

16569, 20407, 21043, 21129, 21795, 25886.  

8. Muwat}t}a’ Ma>lik 1 hadis, yaitu hadis nomor: 1462 

9. Sunan al-Darimi> ada 3 hadis, yaitu hadis nomor: 647,2424, 2728. 

Keempat, hadis prediktif dengan lafal al-sa>‘ah sebanyak 210 hadis, terekam 

dalam kitab:  

1. S{ahi>h al-Bukha>ri> 37 hadis, yaitu hadis nomor: 48, 57, 78, 79, 978, 1323, 

1324, 1490, 2296, 2709, 2710. 2711, 2712, 3082, 3256, 3322, 3323, 3324, 

3325, 3340, 3645, 4120. 4269, 4270, 4404, 4830, 5149, 6025, 6310,  6538, 

6539, 6540, 6582, 6583, 6584, 6588, 6774. 

2. S{ahih Muslim 30 hadis, yaitu hadis nomor: 9, 10, 11, 212, 226, 1681, 1682, 

2107, 2451, 4824, 4825, 4826, 5142, 5143, 5152, 5157, 5164, 5173, 5175, 

5182, 5184, 5185, 5186, 5187, 5188, 5198, 5203, 5204, 5205, 5243. 

3. Sunan al-Tirmizi> 8 hadis, yaitu hadis nomor: 2109, 2123, 2131, 2135, 2141, 

2144, 2145, 2254. 



76 

 

4. Sunan al-Nasa>i> 3 hadis, yaitu hadis nomor: 682, 3126, 4380, 

5. Sunan Abu Dawud 11 hadis, yaitu hadis nomor: 379, 493, 3710, 3715, 3749, 

3750, 3757, 3758, 3772, 3773, 4075. 

6. Sunan Ibnu Majah 25 hadis, yaitu hadis nomor: 9, 62, 63, 731, 3942, 3949, 

3951, 4029, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4040, 4045, 4049, 

4058, 4068, 4084, 4086, 4087, 4088, 4089. 

7. Musnad Ahmad Ibnu Hanbal 95 hadis, yaitu hadis nomor: 179, 637, 682, 1011, 

2775, 3390, 3461, 3482, 3512, 3548, 3626, 3648, 3655, 3676, 3785, 3966, 

4869, 5409, 6226, 6577, 6670, 6864, 6929, 6930, 6965, 7176, 7248, 7351, 

7352, 7718, 7787, 7789, 7790, 7791, 7957, 8038, 8079, 8244, 8374, 8450, 

8477, 8495, 8765, 88,07, 9026, 9029, 9037, 9162, 9180, 9327, 9442, 9018, 

9766, 9980, 9994, 10306, 10437, 10438, 10439, 10440, 10441, 10442, 10443, 

10444, 10445, 10446, 10521, 10706, 10831, 10887, 11365, 11413, 11470, 

11506, 11601, 11615, 11764, 11931, 11379, 12016, 12069, 12079, 12199, 

12342, 12502, 12622, 12753, 12925, 13232, 13331, 13277, 13278, 13509, 

13563. 

Kelima,  hadis prediktif dengan lafal yu>syiku sebanyak 21 riwayat hadis, 

terekam dalam kitab: 

1. S{ahih al-Bukha>ri> 4 hadis, yaitu hadis nomor 18, 3055, 6561, 6586. 

2. S{ahih Muslim 6 hadis, yaitu hadis nomor: 4229, 4425, 2099, 5153, 5154, 

5155. 

3. Sunan al-Nasa>i> hanya satu hadis, yaitu hadis nomor: 4950 

4. Sunan Abi Dawud 5 hadis, yaitu hadis nomor: 2722, 2745, 3759, 3779, 3970. 

5. Sunan Ibnu Majah 2 hadis, yaitu hadis nomor: 3947, 3970 
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6. Musnad Ahmad Ibn Hanbal 12 hadis, yaitu hadis nomor: 6766, 6971, 8758, 

8955, 10707, 10824, 10964, 11117, 17981, 18464, 21056, 21263. 

7. Muwat}t}a’ Malik 2 hadis, yitu hadis nomor: 298, 3182. 

8. Sunan al-Darimi> hanya 1 hadis, yaitu hadis nomor: 3182 

Keenam,  hadis prediktif dngan lafal d}uyyi‘at sebanyak 3 hadis, terekam 

dalam kitab: 

1. S}ahih al-Bukha>ri> dua hadis, yaitu hadis nomor 57, 6015 

2. Musnad Ahmad bin Hanbal 1 hadis, yaitu hadis nomor: 8374. 

Deskripsi jumlah hadis prediktif dalam al-kutub al-tis‘ah  berdasarkan lafal 

prediktif, sebagai berikut: 

 

No 

mor 

Nama 

Kitab 

                          Lafal prediktif 

Sayaku>

nu 

Saya’ti

> 

Zama>n

un 

Al-

sa>‘

ah 

Yu>sy

iku 

D}u

yyi‘a

t 

Jum-

lah 

 70 2  4   37  16  -  11  خ .1

 56 - 6  30  8  - 12  م .2

10            ت .3  -    7  8 - - 25 

 44 - 5 11 4 2 12 د 4

 19 - 1 3 5 1 9 ن 5

 40 - 2 25 5 1 7 جه  6

 3 - 2 - 1 - - ط 7

 211 1 12 95 31 2 70 ح  8

 8 - 1 - 3 2 2 دى  9

               Jumlah  476 
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 Keterangan simbol nama kitab dalam table tersebut:  خ (S{ahih al-Bukha>ri), 

-Sunan al) ن  ,( <Sunan al-Tirmizi ) ت ,( Sunan Abu Dawud) د   ,(S{ahih Muslim) م

Nasa>I ), جه (Sunan Ibnu Majah),  >ط (Muwat}t}a’ Malik), حم(Musnad Ahmad Ibnu 

Hanbal), دى (Sunan al-Darimi>). 

 Berdasarkan deskripsi hadis prediktif tersebut, penulis menetapkan beberapa 

hadis yang relevan dengan masalah politik, ekonomi, dan sosial (sebagai issu aktual) 

untuk diteliti autentisitas, kandungan, dan implementasinya dalam konteks kekinian. 

A. Bidang Politik 

1. Umat Islam Bagaikan Buih.  

a.  Redaksi Hadis 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوُشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الَْمَُمُ مِنْ    ُ كُلِ  أفُُقٍ كَمَا عَنْ ثَـوْبَانَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ونوُنَ قَصْعَتِهَا قاَلَ قُـلْنَا يََ رَسُولَ اللََِّّ أمَِنْ قِلَّةٍ بنَِا يَـوْمَئِذٍ قاَلَ أنَْـتُمْ يَـوْمَئِذٍ كَثِيٌْ وَلَكِنْ تَكُ تَدَاعَى الََْكَلَةُ عَلَى 

قُـلْ  قاَلَ  الْوَهْنَ  قُـلُوبِكُمْ  وَيََْعَلُ فِ  عَدُو كُِمْ  قُـلُوبِ  مِنْ  الْمَهَابةََ  تَزعُِ  يَـنـْ السَّيْلِ  قاَلَ غُثاَءً كَغثُاَءِ  الْوَهْنُ  وَمَا  نَا 
 148حُبُّ الْْيََاةِ وكََراَهِيَةُ الْمَوْتِ 

Artinya: 

“ Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Nad}r telah bercerita kepada kami 

Al-Mubarok bin Fad}a>lah telah bercerita kepada kami Marzuq Abu 'Abdullah 

Al Hims}i telah bercerita kepada kami Abu Asma` A-Rohabi dari S|auban, 

pelayan Rasulullah saw. berkata; Rasulullah saw. bersabda; "Hampir saja 

ummat-ummat dari segala penjuru mengerumuni kalian seperti orang-orang 

 

148Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, Hadis No. 21363, “ Kitab Bāqī Musnad 

al-Anshāri” CD Program Mausū’ah al-Hadis al-Syari>f. 
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lapar mengerumuni piring makanan." Kami bertanya; Apakah karena saat itu 

kita golongan minoritas? Rasulullah saw. bersabda; "Bahkan kalian saat itu 

banyak, tapi kalian adalah buih seperti buih sungai, rasa ketakutan telah 

dicabut dari hati musuh kalian dan penyakit wahn disemayamkan dalam hati 

kalian." Kami bertanya; Apa itu wahn? Rasulullah saw. bersabda; "Cinta dunia 

dan takut mati." 

b. Takhri>j al-Hadis 

Setelah peneliti menelusuri hadis tersebut melalui program CD. Mausū’ah al-

Hadis al-Syarīf dan al-Maktabat al-Syāmilah dengan kata kunci  ُ َُة الْأ  maka ,يُوشِكُ 

diketahui bahwa hadis tersebut terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal No. 

21363, 8356, dalam Sunan Abī Daud No. 3745, dan dalam Musnad al-Sāmiyīn li al-

Thabrāni  juz II h. 308 

1. Sunan Abi Daud No. 3745 

ثَ  ثَـنَا ابْنُ جَابرٍِ حَدَّ ثَـنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّ مَشْقِيُّ حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ الدِ  السَّلَامِ  نِِ أبَوُ عَبْدِ  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوُشِكُ الَْمَُمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الََْكَلَةُ   عَنْ ثَـوْبَانَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

كَثِيٌْ وَلَكِنَّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّيْلِ وَليَـَنـْزَعَنَّ إِلََ قَصْعَتِهَا فَـقَالَ قاَئلٌِ وَمِنْ قِلَّةٍ نََْنُ يَـوْمَئِذٍ قاَلَ بلَْ أنَْـتُمْ يَـوْمَئِذٍ 
ُ فِ قُـلُوبِكُمْ الْوَهْنَ فَـقَالَ قاَئلٌِ يََ   ُ مِنْ صُدُورِ عَدُو كُِمْ الْمَهَابةََ مِنْكُمْ وَليَـَقْذِفَنَّ اللََّّ رَسُولَ اللََِّّ وَمَا الْوَهْنُ اللََّّ

نْـيَا وكََرَاهِيَ   149ةُ الْمَوْتِ قاَلَ حُبُّ الدُّ
2. Musnad Ahmad bin Hanbal 8356, 21363 

بْنِ عَ   -1 عَنْ أبَيِهِ حَبِيبِ  الََْزْدِيُّ  عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ  الْمَدَائِنُِِّ أَخْبَُنَََ  ثَـنَا أبَوُ جَعْفَرٍ  عَنْ حَدَّ بْدِ اللََِّّ 
عْتُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ لثَِـوْبَانَ كَيْفَ أنَْتَ يََ شُبـَيْلِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِ هُرَيْـرةََ قاَلَ سََِ  ُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

بِ وَأمُِ ي يََ رَسُولَ ثَـوْبَانُ إِذْ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمْ الَْمَُمُ كَتَدَاعِيكُمْ عَلَى قَصْعَةِ الطَّعَامِ يُصِيبُونَ مِنْهُ قاَلَ ثَـوْبَانُ بَِِ 

 

149Abu Daud, Sunan Abu Daud, Hadis No.3745, “ Kitab al-Malāhim” CD Program Mausū’ah 

al-Hadis al-Syarif.   
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لَ اللََِّّ قاَلَ ةٍ بنَِا قاَلَ لَا أنَْـتُمْ يَـوْمَئِذٍ كَثِيٌْ وَلَكِنْ يُـلْقَى فِ قُـلُوبِكُمْ الْوَهَنُ قاَلُوا وَمَا الْوَهَنُ يََ رَسُو اللََِّّ أمَِنْ قِلَّ 
نْـيَا وكََرَاهِيـَتُكُمْ الْقِتَالَ   حُبُّكُمْ الدُّ

ثَـنَا    -2 النَّضْرِ حَدَّ ثَـنَا أبَوُ  ثَـنَا أبَوُ أَسَْاَءَ حَدَّ عَبْدِ اللََِّّ الِْْمْصِيُّ حَدَّ مَرْزُوقٌ أبَوُ  ثَـنَا  فَضَالَةَ حَدَّ بْنُ  الْمُبَارَكُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ   يوُشِكُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحَبُِّ عَنْ ثَـوْبَانَ مَوْلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

للََِّّ أمَِنْ قِلَّةٍ بنَِا أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الَْمَُمُ مِنْ كُلِ  أفُُقٍ كَمَا تَدَاعَى الََْكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا قاَلَ قُـلْنَا يََ رَسُولَ ا
تَزعُِ الْمَهَابةََ مِنْ قُـلُوبِ عَدُو كُِمْ وَيََْعَلُ فِ  يَـوْمَئِذٍ قاَلَ أنَْـتُمْ يَـوْمَئِذٍ كَثِيٌْ وَلَكِنْ تَكُونوُنَ غُثاَءً كَغثُاَءِ السَّيْلِ   يَـنـْ

 قُـلُوبِكُمْ الْوَهْنَ قاَلَ قُـلْنَا وَمَا الْوَهْنُ قاَلَ حُبُّ الْْيََاةِ وكََرَاهِيَةُ الْمَوْتِ 
 

3. Al-T}abra>niy, Juz 2, h. 308: 

ب ثنا مُمد   ، الواسطي  بن أحْد  ثنا سليمان   ، الكشي  أبو مسلم  ، ح ، حدثنا  ن شعيب بن شابور 
وحدثنا أحْد بن المعلى ، ثنا هشام بن عمار ، ثنا صدقة بن خالد ، قالا : ثنا ابن جابر ، حدثنِ أبو  

أن تتداعى عليكم    يوشك الَمم عبد السلام ، عن ثوبان ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »  
قلة نَن يومئذ ؟ قال : » لا بل أنتم أكثر ( أكلتها « . قيل : أو من  1كما تتداعى على القصعة )

( منكم ، وليقذفن فِ قلوبكم الوهن « زاد  4( ، ولينزعن الله المهابة )3( كغثاء السيل )2ولكنكم غثاء )
 مُمد بن شعيب فِ حديثه ، قلنا : يَ رسول الله وما الوهن ؟ قال : » حب الدنيا وكراهية الْخرة «  

c. I'tibar dan Skema Sanad 

Berdasarkan takhrij al-hadis tersebut, dipahami bahwa ada tiga mukharrij 

yang meriwayatkan hadis ini yaitu: Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal dan al-Tabrāniy. 

Selanjutnya akan dibuat skema jalur sanadnya, untuk mengetahui nama-nama 

periwayat seluruh sanad, metode periwayatan yang digunakan masing-masing 

periwayat dan membandingkan seluruh sanad yang sejenis dari segi syāhid dan 

mutābi'nya. Skema sanad sebagai berikut 

I. Skema Hadis Prediktif “ Umat Islam Bagaikan Buih” 

   

 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوُشِكُ عَنْ ثَـوْبَانَ مَوْلََ رَسُولِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 . أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الَْمَُمُ مِنْ كُلِ  أفُُقٍ كَمَا تَدَاعَى الََْكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا
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 قال

 

 

 عن  عن 

  

 حدثنا                                                                                                               

 حدثنا  عن 

  حدثنا  

  حدثنا  عن 

 

 أخبرنا               حدثنا   حدثنا  ثنا  حدثنا 

 

 حدثنا                  حدثنا                      ثنا                       حدثنا   حدثنا 

     

حدثنلااحدثنا                              

 

 

 

Dari skema sanad tersebut tergambar ada tiga mukharrij yakni; Abu Dawud, 

Ahmad bin Hanbal, dan Al-Tabrani>. Abu Dawud dan al-Tabrani> masing-masing 

memiliki satu jalur sanad dan ketemu pada Bisyr bin Bakr dari Ibnu Jabir dari Abu 

Abdi al-Salam dari S|auban. Sedangkan Ahmad bin Hanbal memiliki dua jalur sanad 

 ثوبان  أَبِ هُريَْـرةََ 

مَا أبو عبد السلام  أبَُوأسَأ

 ء

ف    بأنِ  شبُيَألِ  عَوأ  

 ابن جابر
عَبأدِ اَللِّ  بأنِ  حَبِيبِ  أبَِيهِ  زُوق    أبَُوعَبأدِاَللِّ  ةَرأ  

 محمد بن شعيب

 

حَبيِب  عَبأداُلصَمَدِبأنُ  رُ بأنُ بكَأر الأمُبَارَكُ بأنُ فضََالَ َ    صدقة بن خالد  بِشأ

 

ر أَ  بُوالنَضأ أحمد  سليمان بن    

 

الأمَداَئِنيِّ    أبَُوجَعأفرَ  

   

حْمَنِ بنُْ إبِْرَاهِيم   هشام بن عمار عَبدُْ الرَّ

 

 أحمد بن حنبل 

 

الكشي  أبو مسلم  أبو داود  أحمد بن المعلى  

الطبرانى 
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yang berbeda.  Pertama, jalur sanadnya dari Abu al-Nad}ir dari al-Mubarak dari 

Marzuk dari Abu Asma dari S|auban. Kedua, jalur sanadnya dari Abu Ja'far dari 

Abdu al-S{amad dari Hubaib dari Syubail  bin 'Auf dari Abu Hurairah. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jalur sanad hadis ini ada empat,  

memiliki sya>hid dan muta>bi' karena ada dua orang periwayat tingkat a'la> 

(sahabat) yang menerima hadis ini dari Nabi saw. Periwayat di tingkat a'lā yaitu Abu 

Hurairah dan S|auban. Dan ada tiga orang periwayat di tingkat tabi'in, yaitu Syubail 

bin 'Auf, abu Abdi al-Salam, dan Abu Asma al- Rahabi>.  

d. Kritik Hadis 

1) Kritik sanad 

Dari keempat riwayat yang ada, peneliti memilih hadis riwayatAhmad bin 

Hanbal, jalur sanad Abū al-Nad}r sampai kepada S|auban (hadis nomor: 2136).  

Dalam sanadnya terdapat enam orang periwayat yang terlibat, termasuk mukarrij. 

Yaitu: 1) S|auban, sebagai periwayat tingkat a'lā  (tertinggi), 2) Abū Asmā al-

Rahabiy,  3) Marzuq Abū Abdillah al-Hims}iy,  4) al-Mubārak al-Fad}ālah,  5) Abu 

al-Nad}r, dan  6) Ahmad bin Hanbal sebagai periwayat terahir sekaligus mukharrij. 

Keenam periwayat tersebut akan dideskripsikan dan dianalisis untuk mengetahui 

tingkat kredibilitas dan kavasitas intelektualnya. 

 

 

a)  Ahmad bin hanbal (164-241 H)150 

Nama lengkapnya adalah Abū Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal 

bin Hilāl bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyān bin Abdullah bin Anas bin 

 

150 Muhammad Mubarak al-Sayid, Manhāj al-Muhadditsīn, (Kairo:tp: 1998), h. 89 
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'Auf. Lahir tahun 164 H. dan wafat di Bagdad th. 241 H.151 Beliau adalah salah 

seorang tokoh besar ulama Islam , mujahid, sabar menghadapi siksaan, dan wara' 

dalam menjalani hidupnya . Menurut Imam al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal imam bagi 

delapan hal: imam di bidang hadis, fiqh, bahasa, Al-Qur'an, dalam hal kefakiran, 

warā, zuhud, dan dalam hal sunnah.152. 

b). Abū al-Nad}r 

Hasyim bin al-Qas}im bin Muslim bin Muqsam. Beliau termasuk pada 

t}abaqah tab'in kecil. Kunyah beliau adalah Abu al-Nad}r, tinggal dan wafat di 

Bagdad pada th 207 H. Salah seorang murid beliau adalah  Ahmad bin Muhammad 

bin Hanbal bin Hilal bin Asad. Beliau benar pernah menerima hadis dari Mubarak 

bin Fad}alah bin Abi Umayyah yang diberi kunyah al-Fad}a>lah.153  Karena itu, 

dapat dinyatakan bahwa sanad antara Mubarak,  al-Nadhr dengan Ahmad bin Hanbal 

memenuhi kriteria ketersambungan sanad. Itu dipahami dari tahun wafat Ahmad bin 

Hanbal  pada tahun 241 H dan Abu al-Nad}r wafat pada tahun 207 H. jadi hidupnya 

semasa sekitar 34 tahun. Dan keduanya sama-sama tinggal dan wafat di Bagdad. 

Dengan demikian besar kemungkinannya terjadi hubungan belajar-mengajar di 

antara keduanya. 

Para ulama kritikus memberi Penilaian terpuji kepada dirinya, Yahya bin 

Ma'īn, Ali bin al-Madīniy, Muhammad bin Sa'd, Abu Hatim al-Rāziy,  dan al- Ajaliy 

 

151 Syams al-Dīn Abī Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman, Siyar al-Nubalā, Juz 

II,(Beirut: al-Risalah, 1992), h. 177  

152 Abū al- Faraj Abdu al-Rahman bin al-Jauziy, manāqib al-Imam Ahmad bin Hanbal, 

(Mesir: Maktabah al-Haiji, 1979), h. 4 

153 Muhammad bin Idris bin al-Munzir al-Tamīmiy al-Hanzaliy Abū Muhammad 

Abd.Rahman bin Abi Hatim al-Rāziy, al-Jarh wa al-Ta'dīl, CD.Program Maūsū'at al-Hadis al-Syarif.   
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semuanya menilai ṡiqah; sedangkan al-Nasāiy menyatakan la> ba’sa bih.154 Jadi 

beliau termasuk periwayat a>dil s\iqah. 

c) Al-Mubārak 

Nama lengkapnya adalah Mubarak bin Fad}ālah bin Abi Umiyyah al-Qurasiy 

al-'Adawiy, Abū Fad}ālah al-Bashariy. Tabaqat ke enam dari orang yang semasa 

dengan tabi'in yunior.155 Dia meriwayatkan hadis dari Marzuq Abu Abdillah., dan 

salah seorang muridnya bernama Abu al-Nad}r. 

Ulama kritikus yang memberi penilaian terhadap dirinya adalah: Yahya bin 

Ma'in menilainya ṡiqah, Ahmad bin Hanbal menyebutnya yuhtajju bih ( hadisnya 

memiliki otoritas untuk  dijadikan pedoman), Ali bin al-Madiniy menyebut huwa 

shālih wasath (orang yang sedang keshalehannya), al-'Ajaliy menyebut lā ba'sa bih 

(dia tidak ada cacat), Abu Zar'ah menilai banyak melakukan tadlīs tetapi kalau dia 

meriwayatkan hadis dengan menggunakan lafaz} haddatsanā berarti dia s}udu>q 

(sangat jujur).156 S}igat tahammul yang digunakan dalam meriwayatkan hadis ini 

adalah haddatsanā berarti sifat ta'dilnya s}udu>q. Dan Abu Daud menyebutnya 

tsābit. 

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa sekali pun Mubārak ada 

ulama yang men-tajri>h (mencela) tetapi yang menta‘di>l lebih banyak dari pada 

yang mencela, karena itu dia termasuk periwayat yang dapat diterima riwayat 

hadisnya. 

d). Marzūq,  

 

154Abd.Rahman bin Abi Hatim al-Rāziy, al-Jarh wa al-Ta'dīl, CD.Program Maūsū'at al-

Hadis al-Syarif. 

155CD. Program al-Maktabah al-Syāmilah 

156Abd.Rahman bin Abi Hatim al-Rāziy, al-Jarh wa al-Ta'dīl, CD.Program Maūsū'at al-

Hadis al-Syarif.  
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Kunyahnya: Abū Abdillah al-Hims}iy, tinggal di Bas}arah. Dia menerima 

hadis dari Sa'id bin Zur'ah, dan Amru bin Murstid  Abū Asma al-Rahabiy, 

meriwayatkan hadis kepada Ruwah bin 'Ubādah bin al- 'Allā Abu Muhammad, dan 

Mubārak bin Fadhalah bin Abi Umayyah. Para ulama kritikus hadis menta'dīlnya. 

Yahya bin Ma'in menyatakan laisa bihī ba's (orang yang tidak cacat),  Ibnu Hibbān 

menilai s\iqah,157 dan al-Dzahabi meyebut dia s}udu>q.158 

e). Abū Asmā al-Rahabiy. 

Nama lengkapnya Amru bin Murs\ad, dari t}abaqah ke tiga dari tabi'in 

pertengahan, keturunan al-Rahabiy al-Dimasyqiy, memiliki kunyah Abū Asmā. 

Tinggal di Syam, wafat pada masa kekhalifahan Abd. Al-Malik bin Marwan. 

Menerima hadis dari S|auban bin Bajdad, Jars\um, Jundab bin Junadah, Syadad bin 

Aus bin Tsabit, Syarahil bin Adat, dan Ubadah bin Shamit bin Qais.  Periwayat yang 

pernah menerima hadis darinya adalah: Rasyid bin Dawud Abu Mahlab, Syadad bin 

Abdullah Abu 'Umar, Syarahil bin Adat Abu al-Asyas\, Abdullah bin Zaid bin Umar 

bin Nabil Abu Qilabah, dan Marzuq. Tingkat ta'dīl-nya s\iqah. Al-'Ajaliy, Ibnu 

Hajar, dan al-Dzahabiy menyebutnya ṡiqah,dan namanya disebut dalam kitab al-

S|iqāt  Ibnu Hibbān juz 5, halaman 179159. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

beliau dinilai ṡiqah oleh Ibnu Hibbān. Hadisnya juga diriwayatkan oleh al-Bukhari 

dalam kitab al-Adab, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasai dan Ibnu Majah. 

f). S{auban 

S}auban bin Bajdad, t}abaqah sahabat keturunan al-Hasyimiy kunyahnya 

Abū Abdillah, tinggal di Syam dan wafat di Halwan th. 54 H. meriwayatkan hadis 

 

157Ibnu Hibban, al-Tsiqāt Ibnu Hibbān Juz 7, h. 487, CD. Program Maktabah al-Syāmilah. 

158Abd.Rahman bin Abi Hatim al-Rāziy, al-Jarh wa al-Ta'dīl, CD.Program Maūsū'at al-

Hadis al-Syarif.  

159CD. Program Maktabah al-Syāmilah.  
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dari Nabi saw. Di antara muridnya terdapat nama S}alih bin Rastam Abū Abdi al-

Salam, Abu Zar'ah, Abu Kibsyah, Jabir bin Nufair bin Malik, Abdullah bin Gabir 

Abu 'Amir, dan Umar bin Murtsad Abu Asma. Beliau termasuk sahabat, jumhur 

ulama menetapkan bahwa seluruh sahabat dianggap adil. 

Berdasarkan penilaian ulama kritikus hadis terhadap periwayat yang ada pada 

sanad Ahmad bin Hanbal melalui jalur al-Nad}r tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa semua periwayat tersebut memiliki kredibilitas kepribadian yang tinggi dan 

kavasitas keilmuan, kecuali Mubārak disebut oleh Abu zar'ah banyak melakukan 

tadlīs hadis, tetapi hadis yang sedang diteliti adalah s}ahih, karena diriwayatkan 

dengan lambang metode bahwa sanadnya sahih karena memenuhi kreteria  sesuai 

dengan kaidah kesahihan sanad. Dari segi kuantitas periwayat, hadis ini tergolog 

hadis ahad azi>z. 

2) Kritik matan.    

Sahabat yang meriwayatkan hadis ini ada dua yaitu Abu Hurairah dan 

S}auban. Dalam matan hadis riwayat Ahmad bin Hanbal melalui jalur sanad Abu al-

Nad}r- al-Mubarak bin Fad}alah- Marzuk Abu Abdillah al-Himshiy- Abu Asma al-

Rahabiy dari S|auban, terdapat perbedaan redaksi dengan matan hadis riwayat Abu 

Daud melalui Abd al-Rahman bin Ibrahim al-Dimasyqiy- Bisyr bin Bakr- Ibnu Jabir- 

Abu Abd al-Salam dari S|auban. Dan Riwayat al-Tabrani yang jalur sanadnya juga 

sampai pada S|auban, tetapi perbedaan itu tidak prinsipil. 

Meskipun mereka menerima dari guru yang sama, yaitu  S|auban, namun 

dalam periwayatan mereka selanjunya ada perbedaan redaksi. Tetapi perbedaan 

redaksi itu tidak mempengaruhi esensi makna matan hadis. Perbedaan seperti ini 

sudah dimaklumi, mengingat dalam studi hadis dikenal metode periwayatan hadis bi 

al- makna yaitu lafal yang digunakan adalah lafal dari periwayat sendiri, bukan lafal 
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dari Nabi. Metode periwayatan seperti ini jauh lebih banyak dibanding metode bi al-

lafz\i (secara tekstual), yakni redaksi yang digunakan oleh periwayat merupakan 

redaksi dari Nabi secara terus-menerus hingga ahir, para periwayat 

menyampaikannya dengan redaksi yang sama. 

 Lain halnya dengan redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal 

melalui Abū Ja'far al-Madāiniy- Abd al-S}amad bin Habīb al-Azdi>- Habib bin 

Abdillah dari Syubail bin Auf dari Abu Hurairah, redaksinya sangat berbeda dengan 

redaksi periwayat yang lain, di mana redaksi ini: 

تَزعُِ الْمَهَابةََ مِنْ قُـلُوبِ عَدُو كُِمْ   وَلَكِنْ تَكُونوُنَ غُثاَءً كَغثُاَءِ السَّيْلِ يَـنـْ
(tapi kalian adalah buih seperti buih sungai, rasa ketakutan telah dicabut dari hati 

musuh kalian), tidak ditemukan dalam matan hasdisnya.  

Sementara redaksi itu terdapat dalam  riwayat Ahmad bin Hanbal melalui 

jalur Abu al-Nad}r- al-Mubarak bin Fad}alah- Marzuk Abu Abdillah al-Himshiy- 

Abu Asma al-Rahabiy dari S|auban. Demikian juga pada Riwayat Abu Daud melalui 

Abd al-Rahman bin Ibrahim al-Dimasyqii>- Bisyr bin Bakr- Ibnu Jabir- Abu Abd al-

Salam dari S|auban. Dan Riwayat al-Tabrani yang jalur sanadnya juga sampai pada 

S|auban. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, redaksi matan hadis 

yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal melalui jalur Abu Ja'far seterusnya 

sampai kepada Abu Hurairah berdiri sendiri dari matan hadis lainya. Matan hadis 

seperti ini menjaadi pendukung pada hadis S|aubān,  sehingga dapat dinyatakan 

bahwa hadis ini memiliki syāhid. 

Karena itu matan hadis prediktif ( prediksi Nabi) tentang "adanya umat Islam 

bagaikan buih di laut" yang diriwayatkan oleh S|auban seterusnya sampai pada Abu 

Daud, Ahmad bin Hanbal, dan al-Tabrani dinilai mahfūz}, karena sepanjang 
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penelitian,  dinyatakan memenuhi kriteria hadis sahih berdasarkan kaidah kesahihan 

matan hadis, artinya hukumnya sahih dan memiliki otoritas agama untuk dapat 

dijadikan sebagai pedoman. 

2. Dua Golongan Termasuk Penghuni Neraka 

a. Redaksi Hadis 

فَانِ مِنْ أهَْلِ النَّارِ لمَْ أرََهَُ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنـْ ا قَـوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
كَاسِيَاتٌ عَاريََِتٌ مُُيِلَاتٌ مَائِلَاتٌ رءُُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ  كَأَذْنََبِ الْبـَقَرِ يَضْربِوُنَ بِِاَ النَّاسَ وَنِسَاءٌ  

دْنَ ريَُِهَا وَإِنَّ ريَُِهَا ليَُوجَدُ مِنْ مَسِيْةَِ كَذَا وكََذَا 160  الْمَائلَِةِ لَا يدَْخُلْنَ الْْنََّةَ وَلَا يََِ
b. Takhrīj al- Hadis. 

Hadis terssebut terekam dalam: S}ahih Muslim, kitab al-jannah wa sifa>tu 

Naīmuhā, no. 5098, 5099, 5100,  dalam Musnad Ahmad Bin Hanbal no. 8311, dan 

9303, Muwaththa' Malik no. 1421, al-Tabrani no. 445, dan 1054,  juz 19, h. 180, al-

Baihaqi no. 3386, juz 2, h. 34, S}ahih Ibnu Hibban no. 7461, juz 16, h.500. 

        1.  S}ahih Muslim, Kitab al-Jannah wa Shifatu Na’īmihā no. 5098,5099,5100 
ثَـنَا جَريِرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبِ هُريَْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   -1 ثَنِِ زهَُيُْْ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ ُ  حَدَّ  صَلَّى اللََّّ

بَِِ  يَضْربِوُنَ  الْبـَقَرِ  كَأَذْنََبِ  سِيَاطٌ  مَعَهُمْ  قَـوْمٌ  أرََهُاَ  لمَْ  النَّارِ  أهَْلِ  مِنْ  فَانِ  صِنـْ وَسَلَّمَ  وَنِسَاءٌ  عَلَيْهِ  النَّاسَ  ا 
يدَْخُلْنَ   لَا  الْمَائلَِةِ  الْبُخْتِ  كَأَسْنِمَةِ  رءُُوسُهُنَّ  مَائِلَاتٌ  مُُيِلَاتٌ  عَاريََِتٌ  دْنَ ريَُِهَا كَاسِيَاتٌ  وَلَا يََِ الْْنََّةَ 

 .وَإِنَّ ريَُِهَا ليَُوجَدُ مِنْ مَسِيْةَِ كَذَا وكََذَا
ثَـنَا عَبْدُ اللََِّّ  -2 ثَـنَا أفَـْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ ثَـنَا زيَْدٌ يَـعْنِِ ابْنَ حُبَابٍ حَدَّ ثَـنَا ابْنُ نُُيٍَْْ حَدَّ بْنُ راَفِعٍ مَوْلََ أمُِ   حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوُشِكُ إِنْ طاَلَتْ بِكَ مُدَّ سَلَمَةَ قَ  عْتُ أبََا هُرَيْـرَةَ يَـقُولُا قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ةٌ أَنْ  الَ سََِ
 تَـرَى قَـوْمًا فِ أيَْدِيهِمْ مِثْلُ أذَْنََبِ الْبـَقَرِ يَـغْدُونَ فِ غَضَبِ اللََِّّ وَيَـرُوحُونَ فِ سَخَطِ اللََِّّ 

ثَـنَا أبَوُ عَامِرٍ    -3 ثَـنَا عُبـَيْدُ اللََِّّ بْنُ سَعِيدٍ وَأبَوُ بَكْرِ بْنُ نََفِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُْيَْدٍ قاَلُوا حَدَّ ثَـنَا حَدَّ الْعَقَدِيُّ حَدَّ
هُ  أبََا  عْتُ  قاَلَ سََِ أمُِ  سَلَمَةَ  مَوْلََ  راَفِعٍ  بْنُ  اللََِّّ  عَبْدُ  ثَنِِ  حَدَّ سَعِيدٍ  بْنُ  اللََِّّ  أفَـْلَحُ  رَسُولَ  يَـقُولُا سََِعْتُ  رَيْـرَةَ 

 

160Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, al-Ja>mi‘al-

S}ahih, No.3971 , al-Libās. CD. Program Mausu'ah al- Hadis al-Syarif. 
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ةٌ أوَْشَكْتَ أَنْ تَـرَى قَـوْمًا يَـغْدُونَ فِ سَخَطِ اللََِّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ إِنْ طاَلَتْ بِكَ مُدَّ  ُ  وَيَـرُوحُونَ صَلَّى اللََّّ
 فِ لَعْنَتِهِ فِ أيَْدِيهِمْ مِثْلُ أذَْنََبِ الْبـَقَرِ 

2.  HR. Ahmad bin Hanbal no. 8311, dan 9303  

ثَـنَا شَريِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ 1 - ثَـنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّ قاَلَ رَسُولُ   حَدَّ
فَانِ مِنْ أهَْلِ النَّارِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنـْ  ُ  لَا أرَاَهُاَ بَـعْدُ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَاريََِتٌ مَائِلَاتٌ مُُيِلَاتٌ  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

دْنَ ريَُِهَا وَرجَِالٌ مَعَهُمْ  الْبُخْتِ الْمَائلَِةِ لَا يَـرَيْنَ الْْنََّةَ وَلَا يََِ أَسْنِمَةِ  مِثْلُ   أَسْوَاطٌ كَأَذْنََبِ  عَلَى رءُُوسِهِنَّ 
 اسَ الْبـَقَرِ يَضْربِوُنَ بِِاَ النَّ 

ثَـنَا أبَوُ دَاوُدَ الْْفََريُِّ عَنْ شَريِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ    -2 قاَلَ رَسُولُ حَدَّ
فَانِ مِنْ أمَُّتِِ مِنْ أهَْلِ النَّارِ لمَْ أرََهُمْ بَـعْدُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنـْ  ُ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَاريََِتٌ مَائِلَاتٌ  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

دْنَ ريَُِهَا وَرجَِالٌ مَعَ  بِلِ لَا يدَْخُلْنَ الْْنََّةَ وَلَا يََِ هُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنََبِ  مُُيِلَاتٌ عَلَى رءُُوسِهِنَّ أمَْثاَلُ أَسْنِمَةِ الْإِ
 الْبـَقَرِ يَضْربِوُنَ بِِاَ النَّاسَ 

3. HR. Malik bin Anas no. 1421 

ثَنِِ عَنْ مَالِك عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِ مَرْيَََ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ أنََّهُ قاَلَ نِسَاءٌ كَا سِيَاتٌ عَاريََِتٌ  و حَدَّ
دْنَ ريَُِهَا وَريُُِهَا يوُجَدُ مِنْ   مَسِيْةَِ خََْسِ مِائةَِ عَامٍ مَائِلَاتٌ مُُيِلَاتٌ لَا يدَْخُلْنَ الْْنََّةَ وَلَا يََِ

4. Al-Tabrāniy, juz 19, h. 180 

ثَـنَا أَحَْْدُ , قاَلَ: نَ عَبْدُ اللََِّّ بن صَالِحٍ الْعِجْلِيُّ , قاَلَ: نَ زهَُيُْْ بن مُعَاوِيةََ، عَنْ زيََِدِ بن خَ   -  1 ثَمَةَ، حَدَّ يـْ
فَانِ عَنْ سُهَيْلِ بن أَبِ صَالِحٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"صِنـْ هُريَْـرَةَ , قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

أرََهُاَ بَـعْدُ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَاريََِتٌ مَائِلاتٌ مُُيِلاتٌ، عَلَى رءُُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ   الْبُخْتِ، مِنْ أهَْلِ النَّارِ لَمْ 
دُونَ ريَُِهَا"، لمَْ يَـرْوِ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ زيََِدٍ إِلا  وَقَـوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْ  نََبِ الْبـَقَرِ، لا يدَْخُلُونَ الْْنََّةَ، وَلا يََِ

 زهَُيٌْْ 
ثَـنَا مَُُمَّدُ بن عُثْمَانَ بن سَعِيدٍ أبَوُ عُمَرَ الضَّريِرُ الْكُوفُِّ، قاَلَ: ثَـنَا أَحَْْدُ بن يوُنُسَ، قاَلَ نَ    -  2 زهَُيُْْ  حَدَّ

ثَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بن أَبِ صَالِحٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ، قاَلَ: قاَلَ  رَسُولُ اللََِّّ   بن مُعَاوِيةََ، عَنْ زيََِدِ بن خَيـْ
فَانِ مِنْ أهَْلِ النَّارِ لمَْ أرََهُاَ بَـعْدُ: رجَِالٌ مَعَهُمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"صِنـْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنََبِ الْبـَقَرِ يَضْربِوُنَ بِِاَ  صَلَّى اللََّّ

نَّةَ، وَلا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَاريََِتٌ، مَائِلاتٌ مُُيِلاتٌ، عَلَى رءُُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، لا يدَْخُلْنَ الَْْ 
دْنَ ريَُِهَا". لمَْ يَـرْوِ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ زيََِدِ بن خَ  ثمََةَ إِلا زهَُيٌْْ يََِ  يـْ
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5. Al-Baihaqi no.3386, juz 2, h. 34 

ارِ   - ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّ مِىُّ وَتََيِمُ بْنُ مَُُمَّدٍ أَخْبَُنَََ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ الْْاَفِظُ أَخْبَُنَِِ أبَوُ النَّضْرِ الْفَقِيهُ حَدَّ
ثَـنَا جَريِرُ بْنُ عَبْدِ الْْمَِيدِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ وَالَْْسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قاَلُوا  بَةَ حَدَّ ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِِ شَيـْ حَدَّ

قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   هُرَيْـرةََ  مَعَهُمْ   -صلى الله عليه وسلم-أَبِِ  النَّارِ لمَْ أرََهُاَ : قَـوْمٌ  مِنْ أهَْلِ  فَانِ  :» صِنـْ
الِ كَأَذْنََبِ الْبـَقَرِ يَضْربِوُنَ بِِاَ النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَاريََِتٌ مَائِلَاتٌ مُُيِلَاتٌ رءُُوسُهُنَّ كَأَمْثَ سِيَاطٌ  

دْنَ ريَُِهَا ، وَإِنَّ ريَُِهَا ليَُوجَدُ مِنْ كَذَا  وكََذَا «.  أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائلَِةِ ، لَا يدَْخُلْنَ الْْنََّةَ وَلَا يََِ
 

6.  S}ahih Ibnu Hibbān no. 7461, juz 16, h. 500: 

أخبُنَ عبد الله بن مُمد الَزدي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبُنَ جرير بن عبد    -  7461
 الْميد عن سهيل بن أبِ صالح عن أبيه عن أبِ هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :

الناس ونسا  البقر يضربون بِا  ء كاسيات  ) صنفان من أمتِ لم أرها : قوم معهم سياط مثل أذنَب 
وإن  ريُها  ولا يَدون  الْنة  يدخلون  لا  المائلة  البخت  أسنمة  مثل  رؤوسهن  مُيلات  مائلات  عاريَت 

 ريُها لتوجد من مسيْة كذا وكذا ( 
c.I'tibār  dan Skema Sanad.  

 Hadis ini terdapat dalam S}ahih Muslim pada tiga jalur sanad, diriwayatkan 

dari: (1) Zuhair bin Harb- Jarir- Suhail- Abihi/Dzakwan- Abu Hurairah,(2) Ibnu 

Numair- Zaid- Aflah bin Sa'id-Abdullah bin Rafi'- Abu Hurairah, (3) Abdullah bin 

Sa'id, Abu Bakar bin Nafi', dan Abdu bin Humaid- Abu Amir- Aflah bin Said- 

Abdullah bin Rafi'- Abu Hurairah. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal ada dua jalur 

sanad, diriwayatkan dari: (1) Abu Dawud- Syarīk- Suhail – Abihi/Dzakwan-  Abu 

Hurairah, dan (2) Abu Dawud- Syarik- Suhail- Abihi/Dzakwan- Abu Hurairah. 

Dalam Muwaththa' Malik hanya ada satu jalur sanad, diriwayatkan dari Malik- 

Muslim- Abīhi/Z|akwan- Abu Hurairah.  Mu'jam al-Kabīr li al-Tabrāni ada dua jalur 

sanad, diriwayatkan dari: (1) Ahmad- Abullah bin Shalih al-'Ijliy- Zuhair bin 

Muawiyah- Ziyad bin Khaisyamah- Suhail bin Abi Shalih- Abihi/Z|akwan- abu 



91 

 

Hurairah, dan (2) Muhammad bin Usman- Ahmad bin Yunus- Zuhair bin Muawiyah- 

Ziyad bin Khaisyamah- Suhail- Abihi- Abu Hurairah. Dalam Sunan al-Baihaqi hanya 

ada satu jalur sanad, diriwayatkan dari Abu Abdillah al-Hafidzh- Abu al-Nadhr al-

Faqih- Usman bin Sa'id al-Darimi, Tamim bin Muhammad, dan Hasan bin Sufyan- 

Usman bin Abi Syaibah- Jarir bin Abbdi al-Hamīd- Suhail- Abihi- Abu Hurairah. 

Demikian jugadalam Shahih Ibnu Hibbān hanya ada satu jalur sanad, diriwatkan 

dari: Abdullah bin Muhammad al-Azadiy- Ishaq bin Ibrahim- Jarir bin Abdi al-

Hamid- Suhail bin Abi Shalih- Abihi- Abu Hurairah. 

 Hadis ini diriwayatkan oleh hanya seorang sahabat, yaitu Abu Hurairah 

kemudian diterima oleh dua orang muridnya, yaitu:  Abīhi/Z|akwan  digelar dengan 

laqab Abū S}alih, dan Abdullah bin Rafi', keduanya dari golongan tabi'in yang 

menetap di Madinah. Dari Abu S}alih diterima oleh dua orang muridnya  Muslim 

dan Suhail lalu Suhail menyebarkan kepada tiga orang muridnya Ziyad, Syarik, dan  

Jarir. Dari Ziyad diterima oleh Zuhair bin Muawiyah seterusnya sampai kepada al-

Tabraniy.  Dari Syarik diterima oleh Ahmad bin Hanbal melalui jalur Abu Dawud 

dan Aswad. Sedangkan riwayat Jarir diterima oleh tiga orang muyridnya, melalui 

Zuhair bin Harb sampai kepada Muslim, melalui Usman bin Abi Syaibah sampai 

kepada al-Baihaqi, dan melalui Ishaq bin Ibrahim sampai kepada Ibnu Hibban. 

Riwayat Aflah bin Sa'īd diterima oleh dua orang muridnya yaitu Zaid dan Ibnu amir 

sampai kepada Muslim.  

 Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis tersebut tidak memiliki 

syāhid, jadi dari segi kuantitas sanad, tergolong hadis garib. Untuk lebih jelasnya, 

perhatikan skema sanad berikut ini untuk mengetahui penyebaran hadis tersebut: 
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II. Skema Hadis Prediktif “Dua Golongan Termasuk Penghuni Neraka” 

 

 

 

  

 قال                 

 

 عن   

 حدثنا    

 

عن           عن      حدثنا 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  فَانِ مِنْ أَهْلِ النهارِ لََْ أَرَهَُُا : قَ وْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنََبِ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه صِن ْ
 أَسْنِمَةِ  الْبَ قَرِ يَضْربِوُنَ بِِاَ النهاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَاريََِتٌ مَائِلَاتٌ مُُيِلَاتٌ رءُُوسُهُنه كَأَمْثاَلِ 

 .الْبُخْتِ الْمَائلَِةِ 

 أَبِ هُرَيْ رَةَ 

بيِهِ أَ   

 أَفْ لَحُ بْنُ سَعِيد   سُهَيْل  

 عَبْدُ اللََِّّ بْنُ راَفِعٍ 

 مُسْلِمِ 
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 عن                  عن حدثنا                 حدثنا                                                 

 

عن         حدثنا                            حدثنا             حدثنى      

 حدثن    عن     حدثنا                                                                                    

        

     حد       حدثنا حدثنا     حدثنى           حدثنا حدثنا           

 حدثنا       

 

   أخبرنى ثنا  

 أخبرنا حدثنا  

  

d. Kritik Hadis 

1. Kritik sanad 

Skema sanad tersebut menampilkan bahwa hadis tersebut memiliki sepuluh 

jalur sanad dari lima mukharrij, dan semua jalur sanad tersebut kembali kepada Abu 

Hurairah.  Dalam riwayat Muslim ada tiga jalur, Ahmad bin Hanbal dan al-Tabraniy 

masing-masing memiliki dua jalur, sedangkan al-Baihaqi dan Ibnu hibban masing-

masing hanya memiliki satu jalur sanad. Kemudian penulis memilih Hadis riwayat 

Ahmad bin Hanbal- Aswad bin Amir- Suhail bin Abi S}a>lih- Abi>hi (Abi> 

S}a>lih- Abu Hurairah (hadis nomor: 8311) sebagai objek penelitian. 

a) Aswad bin Amir 

 Nama lengkapnya: Aswad bin Amir, Sya>z\an Abu> Abd. Al-Rahman al-

Sya>mi>. T{abaqah ke sembilan dari generasi yunior dari tabi’in, keturunan al-

 جَريِرٌ 

هَيُْْ بْنُ حَرْب  زُ   

 مسلم       

 ابْنُ نُُيَْْ  

 زيَْدٌ 

بْنُ  عُبَ يْدُ اللَّهِ 
 سَعِيدٍ 

 وَعَبْدُ بْنُ حُُيَْد   وَأبَوُ بَكْرِ 

 أبَوُ عَامِر  

أحمد بن  

 حنبل 

أسَْوَد  

    

 شَرِيك  

 أبَُودَاوُدَ

مالك بن 

 أنس 

مَالِك عَنْ   زياد  

بن  زهير

 معاوية 

 عبدالل 

 أحمد

 الطبرانى 

بن عثمان    محمد  

 عثمان

 عثمان تميم حسن

 أبو النضر

 أبو عبدالله

 البيهقى 

 إسحاق

 عبدالله بن محمد 

 إبن حبان

أحمد 

بن  

 يونس 
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Syami>, memiliki kunyah: Abu> Abd. Rahman, laqabnya: Syaz\an, tinggal dan 

wafat di Bagdad pada tahun 208 H. Menerima hadis dari: Syarik bin Abdullah bin 

abi> Syarik, Syu’bah bin al-Hajja>j, Abd. Aziz bin Abdullah bin Abi> Salmah, 

‘Umrah bin Zaz\an, dan selainnya. Sedangkan ulama yang belajar hadis darinya: 

Ibrahim bin Khald, Ahmad bin Muhammad, “bbas bin ‘Abd. Al-‘Az}im Abu> Fad}l,  

 Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dan selainnya.161 

 Tingkat keterpercayaannya menurut ulama kritikus hadis, mencapai tingkat  

s\iqah. Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madiniy menyatakan dia s\qah, Yahya bin 

Mai>n menyatakan la> ba’s bih, Abu> Hatim al-Ra>zi> menilainya s}udu>q, 

Muhammad bin Sa’d menyatakan s}a>lih al-hadi>s\, dan Ibn Hibba>n menyebutkan 

namanya dalam al-s\iqa>t. 

 

b) Syari>k 

Nama lengkapnya: Syari>k bin Abdullah bin Abi> Syari>k, T{abaqah 

pertengahan dari generasi tabi’in, keturunan al-Z|akha‘i>, memiliki kunyah: Abu> 

Abdillah, dan laqab Qadiy, tinggal dan wafat di Kufah pada tahun 177 H.162 

Belajar  hadis dari beberapa orang ulama hadis, Misalanya: Suhail bin Abi> 

Sha>lih Z|akwan, Syu’bah bin al-Hajja>j, T{ariq bin Abd al-Rahman, T{alhah bin 

Yahya, dan selainnya.  Sedangkan ulama yang belajar hadis darinya, antara lain: 

Aswad bin Amir, S|abat bin Musa bin Abd al-Rahman, Hajja>j bin Muhammad, al-

Hasan bin Bisyr, dan selainnya.163  

 
161 CD. Program Mau>su>’ah al-Hadi>s\ al-Syari>f, Tarjamah al-Ra>wi>., dan CD. al-

Maktabah al-Sya>milah, tarjamah al-Ruwa>h, bahs\ ‘A>diy. 
162 Tarjamah al-Ra>wi>, dalam CD. Program Mau>su>’ah al-Hadi>s\ al-Syari>f. 
163 Syuyu>kh al-Ra>wi>  dan Tala>mi>z\ al-Ra>wi>, dalam CD. Program Mau>su>’ah al-

Hadi>s\ al-Syari>f. 
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Aswad bin Amir dengan Syari>k, dapat dinyatakan bahwa di antara keduanya 

benar terdapat hubungan guru murid. Hal itu dapat dilihat dari: tahun wafat 

keduanya,  Aswad wafat pada tahun 208 H, sedangkan Syari>k  wafat pada tahun 

177 H, jadi keduanya memiliki masa hidup yang bersamaan sekitar 11 tahun. Selain 

itu, daerah tempat tinggal keduanya berdekatan, Syari>k tinggal di Kufah dan Aswad 

bin Amir tinggal di Bagdad, memungkinkan terjadi pergaulan di antara keduanya. 

Demikian juga, dalam daftar nama murid Syarik, tercantum nama Aswad bin Amir, 

dan sebaliknya, dalam daftar nama guru Aswad bin Amir, nama Syari>k juga 

disebutkan.  

Penilaian ulama kritikus hadis tentang tingkat keterpercayaannya, menurut 

Ahmad bin Hanbal dia s}udu>q, Yahya bin Main menyatakan dia s}udu>q s\iqah, 

Abu Dawud al-Sijistani> menyatakan dia s\iqah yakht}a’, Abu Hatim juga 

menyatakan dia s}udu>q lahu> gali>t}, S{alih Jahzarah menilai dia s}udu>q dan 

ada hafalannya yang kacau, Yahya bin Main juga menyatakan” saya melihat dalam 

kitab Us}ulnya ada kesalahan”.164  

Menurutsebagian ulama, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang 

lafal ta’di>l-nya pada martabat ke lima (s}udu>q sayyiu al-hifz}, s}udu>q yukht}a’, 

dan s}udu>q tagyi>r bi a>khirih) adalah maqbu>l (diterima ) dan ma ‘mu>l 

(diamalka). Hal ini bila ada sya>hid (saksi) hadis sahih yang lain atau hadis lain 

yang semartabat dengannya. 165  Dengan demikian Syari>k adalah periwayat yang 

dapat diterima riwayatnya. 

c) Suhael 

 
164 Al-Jarh wa al-Ta ‘di>l dalam CD. Program Mau>su>’ah al-Hadi>s\ al-Syari>f. 
165 M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, Metode Kritik Hadis, (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 157 
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Suhail bin Abi S{ālih memiliki kunyah Abu Yazid al-Madaniy, tabaqah ke 

enam dari orang-orang yang semasa dengan tabi'in yunior, menetap di Madinah, 

wafat pada tahun 138 H. masa kehalifahan  al-Mans}ur. Hadisnya diriwayatkan oleh 

al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, al-Nasaiy, dan Ibnu Majah. Menurut al-

Maziy dalam Tahdzīb al-Kamāl, dia meriwayatkan hadis dari al-Harits bin Makhlad 

al-Anshariy al-Zarqiy  samapai kepada Abu Dawud, al-Nasai, dan Ibnu Majah. Juga 

belajar hadis kepada bapaknya yaitu Abī S{a>lih Z|akwan al-Samāniy, yang 

riwayatnya sampai kepada al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmiziy, al-Nasai, 

dan Ibnu Majah. Ulama hadis yang belajar kepadanya antara lain: Abū Ishaq Ibrahim 

bin Muhammad al-Fazāriy, riwayatnya sampai kepada Muslim dan al-Nasāiy. 

Riwayat hadisnya yang diterima oleh Jarīr bin Abdi al-Hamīd sampai kepada 

Muslim, Abu Dawud, al-Tirmiziy, al-Nasāiy, dan Ibnu Majah. 

Tingkat keterpercayaan Suhail menurut Ibnu Hajar dia s}udu>q dan pada ahir 

hayatnya  taghayyur hifz}ihi>. Al-Tirmiziy meriwayatkan dari Sufyan bin 'Uyainah 

bahwa Suhail bin Abi S{alih kuat hafalan hadisnya (tsabatan fī al-hadīs). 

d) Abīhi (Z|akwan).  

 Nama lengkapnya adalah Z|akwan Abu Shalih al-Smāni al-Ziyat al-Madaniy, 

Ayah dari Suhail bin Abī Shālih, T}abaqah ke tiga dari generasi pertengahan tabi’in. 

Menetap dan Wafat di Madinah pada tahun 101 H. Banyak ulama hadis yang 

meriwayatkan hadisnya, seperti: al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, al-

Nasai, dan Ibnu Majah. Banyak gurunya dari kalangan sahabat, misalnya:Ishak  

pembantu dari zāidah, hadisnya sampai kepada Abu Dawud., Jabir bin Abdullah, 

hadisnya sampai kepada al-Bukhari, Muslim, abu Dawud dan al-Nasai., Z|ādzan Abi 

‘Amr al-Kindiy, hadisnya sampai kepada al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud., Sa’d 

bin Abi Waqqash yang hadisnya sampai kepada Abu Dawud dan al-Nasai. Shuhaib 
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pembantu dari al-‘Abbas, hadisnya sampai kepada al-Bukhari, Abdullah bin Umar 

bin Khaththāb, hadisnya sampai kepada Muslim dan Abu Dawud, Abi Sa’id al-

Khudri, hadisnya sampai kepada al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, al-

Nasai, dan Ibnu Majah, Abu Hurairah hadisnya sampai kepada al-Bukhari, Muslim, 

Abu Dawud, al-Nasai, dan Ibnu Majah, dan lain sebagainya. 

 Ulama hadis yang pernah menjadi muridnya, antara lain: Ibrahim bin Abi 

Maemunah, Ishak bin ‘Abdullah bin Abi T{alha, putranya sendiri yaitu Suhail bin 

Abi S}alih hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud al-Tirmizi, 

dan Ibnu Majah. 

 Tingkat keterpercayaannya banyak mendapatkan pujian dari ulama kritikus 

hadis misalnya, Ibnu Hajar memujinya dengan lafadz s\iqah tsabat (terpercaya dan 

kuat hafalannya), al-Z|ahabiy memujinya dengan ungkapan min aimmat al-s}iqa>t 

(termasuk dari kelompok ulama yang terpercaya). Ahmad bin Hanbal menilainya 

denga s}iqah s}iqah (terpercaya lagi terpercaya), al-Sāji menilai dengan pujian 

s}iqah s}udūq (terpercaya lagi sangat jujur), Yahya bin Ma’īn menyatakan s}iqah, 

Abu Zar’ah al-Rāziy menyatakan s}iqah mustaqīm al-hadits (terpercya lagi kuat 

hadinya), Abu Hatim menilainya s}iqah s}ālih al-hadis, yuhtajju bih ( terpercaya lagi 

benar hadisnya dan dapat dijadikan hujjah), dan menurut Muhammad bin Sa’d dia 

s}iqah. Demikian juga Ibnu Hibban menyebut namanya dalam kitab al-s}iqaāt.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Z|aqwan banyak mendapat ta’di>l 

(pujian) dari ulama kritikus, bahkan dengan lafal ta’di>l yang dobel, yaitu s\iqah 

s\iqah, s\iqah s}udu>q yang menurut Ilmu al-Jarh  wa al-ta’di>l menempati 

martabat ke dua.166 Karena itu riwayat hadisnya dapat diterima dan memiliki otoritas 

 
166 M.Abdurrahman dan Elan Sumarna, Metode Kritik Hadis, 166. 
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untuk dijadikan sebagai hujjah, karena tidak seorang pun dari ulama kritikus hadis 

yang memberinya  penilain negatif.  

e) Periwayat tingkat tertinggi (a‘lā): Abu Hurairah. 

 Nama lengkapnya adalah “abdu al-Rahman bin S{akhr al-Dūsiy al-Yamāniy 

diberi kunyah Abū Hurairah, menetap dan wafat di Madinah tahun 57 H. 

 Dengan Memperhatikan tahun wafat dan tempat tinggal masing-masing 

periwayat yang memiliki keterpautan,  dapat dinyatakan bahwa sanad hadis tersebut 

bersambung, dan para periwayatnya memenuhi kriteria periwayat yang layak 

diterima riwayat hadisnya. Karena itu dapat dinyatakan bahwa sanad hadis ini 

hukumnya sahih 

2. Kritik matan  

Hadis prediktif tentang adanya suatu kaum memiliki cambuk untuk 

memukul orang, terdapat dua redaksi matan yang berbeda meskipun substansinya 

identik. Versi pertama: redaksi Abū S{ālih yang diterima oleh Suhail yang 

merupakan putranya sekaligus muridnya, kemudian  kepada tiga muridnya, Jarir, 

Syarik, dan Ziyad, redaksinya menyebutkan dua kelompok manusia yang mendapat 

ancaman masuk neraka, yaitu kelompok orang yang suka berlaku sewenang-wenang 

dan kelompok perempuan yang suka membuka aurat. Redaksi matannya berbunyi:  

فَانِ مِنْ أهَْلِ النَّارِ لَمْ أرََهُاَ قَـوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنََبِ الْبـَقَرِ يَضْربِوُنَ بِِاَ النَّاسَ وَنِسَ  اءٌ كَاسِيَاتٌ عَاريََِتٌ  صِنـْ
 مُُيِلَاتٌ مَائِلَاتٌ.

Pada versi tersebut hanya terdapat perbedaan sedikit pada struktur lafaz\nya 

misalnya: riwayat Abu S{alih- Suhail- Jarir- Zuhair bin Harb- Muslim sama dengan: 

Abu S{alih- Suhail- Syarik- Aswad bin Amir- Ahmad bin Hanbal , juga yang sampai 

kepada al-Baihaqiy, al-Tabrani dan Ibnu Hibban, berbunyi: النار أهل  من   ,صنفان 

sedangkan redaksi Abu S}alih- Suhail- Syarik- Abu Dawud al- Hafariy– Ahmad bin 
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Hanbal berbunyi النار أهل  من  أمتى  من   Tampaknya perbedaan redaksi tersebut .   صنفان 

menunjukkan bahwa hadis ini diriwayatkan secara makna. 

Versi ke dua;  redaksi matan hadis Abdullah Bin Rafi’ yang juga diterima 

dari Abu S{alih kemudian dia  sampaikan kepada Aflah bin Sa’id tidak menyebutkan 

tentang kelompok wanita yang suka membuka aurat dan diancam tidak dapat masuk 

surga. Redaksi matan tersebut berbunyi: 

ةٌ أوَْشَكْتَ أَنْ تَـرَى قَـوْمًا يَـغْدُونَ فِ سَخَطِ اللََِّّ وَيَـرُوحُونَ فِ لَعْنتَِهِ فِ أيَْدِيهِمْ مِثْلُ  إِنْ طاَلَتْ  بِكَ مُدَّ
 .أذَْنََبِ الْبـَقَرِ 

Dalam redaksi Abdullah bin Rafi’- Aflah bin Sa’id- Ibnu Numair dan Zaid 

tidak ditemukan lafdzh يوشك . Versi ke tiga: Abu S{alih- Muslim bin Abi Maryam- 

Malik, dalam redaksi matannya tidak ditemukan kalimat yang menyinggung tentang 

laki-laki yang membawa cambuk, tetapi hanya menyebutkan tentang kelompok 

wanita yang membuka aurat.   Perbedaan redaksi ini menunjukkan bahwa masing-

masing matan ini berdiri sendiri dan menjadi pendukung pada redaksi matan hadis 

riwayat Muslim melalui jalur Zuhair bin Harb- Jarir- Suhail- Abu Shalih- Abu 

Hurairah.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa matan hadis ini 

memenuhi kriteria matan hadis sahih. Dengan demikian  baik dari segi sanad maupun 

matan,  hadis tersebut hukumnya sahih, sehingga dapat diterima dan dijadikan 

sebagai hujjah. 

3.Menyerahkan  Urusan kepada Bukan Ahlinya.  

a. Redaksi Hadis 

ثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أعَْرَ عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ مََْلِسٍ يَُُدِ  نَمَا النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ابٌِّ فَـقَالَ مَتَى السَّاعَةُ أَبِ هُرَيْـرةََ قاَلَ بَـيـْ
ثُ فَـقَالَ بَـعْضُ الْقَوْمِ سََِعَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُُدِ  مَا قاَلَ فَكَرهَِ مَا قاَلَ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ   فَمَضَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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للََِّّ قاَلَ فإَِذَا  بلَْ لمَْ يَسْمَعْ حَتىَّ إِذَا قَضَى حَدِيثهَُ قاَلَ أيَْنَ أرُاَهُ السَّائلُِ عَنْ السَّاعَةِ قاَلَ هَا أَنََ يََ رَسُولَ ا
دَ الََْمْرُ إِلََ غَيِْْ أهَْلِهِ فاَنْـتَظِرْ السَّاعَةَ ضُيِ عَتْ الََْمَانةَُ فاَنْـتَظِرْ السَّاعَةَ قاَلَ كَيْفَ إِ   167ضَاعَتـُهَا قاَلَ إِذَا وُسِ 

 
 "Dari Abu Hurairah berkata: ketika Nabi berada dalam suatu majlis 

membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang arab badui, lalu 

bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" Rasulullah saw. tetap melanjutkan 

pembicaraannya, sementara itu ada sebagian kaum berkata ; "beliau mendengar 

perkataannya tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu," dan ada 

pula sebagian yang mengatakan: "bahwa beliau tidak mendengar 

perkataannya" hingga ahirnya Nabi saw. menyelesaikan pembicaraannya, 

seraya berkata :"mana orang yang bertanya tentanghari kiamat tadi," orang itu 

berkata:" saya wahai Rasulullah" Maka Nabi saw. bersabda:" Apabila sudah 

hilang amanat maka tunggulah terjadinya kiamat". Maka orang itu 

bertanya:"Bagaimana hilangnya amanat itu?" Nabi saw. menjawab" Jika 

urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah akan terjadinya 

kiamat".(HR. Bukhari dari Abu Hurairah). 

b. Takhrij al-Hadis 

 Setelah menelusuri hadis tersebut melalui CD. Program Maūsū’ah al-Hadis 

al-Syarīf dan CD. Program al-Maktabah al-Syāmilah dengan menggunakan lafaz\ 

d}uyiat, wussida, dan usnida sebagai kata kunci, maka ditemukan bahwa: hadis 

tersebut terekam dalam: S}ahih al-Bukhāri Kitab al-Riqāq bab raf’u al-amānah, 

no.6015, Kitab al-‘Ilmu bab man saala ‘ilman, no. 57.  MusnadAhmad bin Hanbal, 

kitab Bāqī Musnad al-Muktsirīn, Bab Bāqī al-Musnad al-Sābiq, no. 8374. Dalam 

Shahīh Ibnu Hibbān Juz 1, halaman 203, no. 104, dan dalam Sunan al-Baihaqī Juz 2, 

halaman 449, no. 20860. 

1.HR. al-Bukhari No. 6015 Kitab al-Riqaq 

 

167 Imam al-al-Bukhari, Shahih al-al-Bukhari No. 57 ” Kitab Ilmu dalam “CD Program 

Mausū’ah al-Hadis al-Syarif. 
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ثَـنَا فُـلَيْحُ بْنُ  .  1 ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّ ثَـنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍ  عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِ  حَدَّ سُلَيْمَانَ حَدَّ
فَ  الََْمَانةَُ  ضُيِ عَتْ  إِذَا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ اللََِّّ صَلَّى  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِيَ  قاَلَ هُرَيْـرةََ  السَّاعَةَ  انْـتَظِرْ 

  رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ إِذَا أسُْنِدَ الََْمْرُ إِلََ غَيِْْ أهَْلِهِ فاَنْـتَظِرْ السَّاعَةَ كَيْفَ إِضَاعَتـُهَا يََ 
ثَـنَا مَُُ 2 ثَنِِ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قاَلَ حَدَّ ثَـنَا فُـلَيْحٌ ح و حَدَّ ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قاَلَ حَدَّ مَّدُ بْنُ فُـلَيْحٍ  . حَدَّ

ثَنِِ هِلَالُ بْنُ عَلِيٍ  عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِ هُرَيْـرةََ  ثَنِِ أَبِ قاَلَ حَدَّ ُ    قاَلَ حَدَّ نَمَا النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ قاَلَ بَـيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ مََْلِسٍ يَُُدِ ثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أعَْرَابٌِّ فَـقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ  ى اللََّّ

عَ مَا قاَلَ فَكَرِ  ثُ فَـقَالَ بَـعْضُ الْقَوْمِ سََِ هَ مَا قاَلَ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ بلَْ لمَْ يَسْمَعْ حَتىَّ إِذَا قَضَى حَدِيثهَُ قاَلَ يَُُدِ 
 السَّاعَةَ قاَلَ كَيْفَ أيَْنَ أرُاَهُ السَّائلُِ عَنْ السَّاعَةِ قاَلَ هَا أنَََ يََ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ فإَِذَا ضُيِ عَتْ الََْمَانةَُ فاَنْـتَظِرْ 

دَ الََْمْرُ إِلََ غَيِْْ أهَْلِهِ فاَنْـتَظِرْ السَّاعَةَ  إِضَاعَتـُهَا قاَلَ   إِذَا وُسِ 
2.HR. Ahmad bin Hanbal No. 8374 Kitab Baqi Musnad al-Muktsirin 

ثَـنَا فُـلَيْحٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِ  ثَـنَا يوُنُسُ وَسُرَيْجٌ قاَلَا حَدَّ نَمَا رَسُولُ اللََِّّ  حَدَّ هُرَيْـرَةَ قاَلَ بَـيـْ
ثُ الْقَوْمَ فِ مََْلِسِهِ حَدِيثاً جَاءَ أعَْراَبٌِّ فَـقَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَتَى صَلَّى اللََُّّ   السَّاعَةُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ يَُُدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَ فَكَرهَِ مَا قاَلَ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ بلَْ  قاَلَ فَمَضَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ثُ فَـقَالَ بَـعْضُ الْقَوْمِ سََِ يَُُدِ 
الَ إِذَا ضُيِ عَتْ لمَْ يَسْمَعْ حَتىَّ إِذَا قَضَى حَدِيثهَُ قاَلَ أيَْنَ السَّائلُِ عَنْ السَّاعَةِ قاَلَ هَا أنَََ ذَا يََ رَسُولَ اللََِّّ قَ 

تَظِرْ السَّاعَةَ قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ كَيْفَ أوَْ قاَلَ مَا إِضَاعَتـُهَا قاَلَ إِذَا تَـوَسَّدَ الََْمْرَ غَيُْْ أهَْلِهِ فاَن ـْالََْمَانةَُ فاَنْـتَظِرْ 
 السَّاعَةَ 

 
3. HR.Ibnu Hibban,no. 104  

أخبُنَ عمر بن مُمد الَمدانِ ، قال : حدثنا مُمد بن المثنَّ ، قال : حدثنا عثمان بن عمر ،    -  104
قال : حدثنا فليح ، عن هلال بن علي ، عن عطاء بن يسار ، عن أبِ هريرة ، قال : بينما رسول الله  

 عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يُدث القوم ، جاءه أعرابِ ، فقال : متى الساعة ؟ فمضى صلى الله 
يُدث ، فقال بعض القوم : سَع ما قال ، وكره ما قال . وقال بعضهم : بل لم يسمع . حتى إذا قضى 
حديثه ، قال : » أين السائل عن الساعة ؟ « قال : ها أنَ ذا ، قال : » إذا ضيعت الَمانة ، فانتظر 

 ر الساعة « الساعة « ، قال : فما إضاعتها ؟ قال : » إذ اشتد الَمر ، فانتظ
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4. HR. Al-Baihaqī, n0.20860. 

الْْزََّ   - عَلِىٍ   بْنُ  ثَـنَا أَحَْْدُ  عُبـَيْدٍ حَدَّ بْنُ  أنَْـبَأَنََ أَحَْْدُ  عَبْدَانَ  بْنِ  بْنُ أَحَْْدَ  عَلِىُّ  بْنُ أَخْبَُنَََ  ثَـنَا سُرَيْجُ  ازُ حَدَّ
ثَـنَا فُـلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ  عَنْهُ   النـُّعْمَانِ حَدَّ  ُ بْنِ عَلِىٍ  عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِِ هُرَيْـرَةَ رَضِىَ اللََّّ

نَمَا النَّبُِّ   ثُ الْقَوْمَ حَدِيثاً جَاءَهُ أعَْرَابٌِِّ فَـقَالَ يََ   -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ : بَـيـْ جَالِسٌ فِى مََْلِسِهِ يَُُدِ 
عَ مَا قاَلَ   -صلى الله عليه وسلم-ضَى رَسُولُ اللََِّّ  رَسُولَ اللََِّّ مَتَى السَّاعَةُ وَمَ  ثُ فَـقَالَ بَـعْضُ الْقَوْمِ سََِ يَُُدِ 

عَنِ السَّاعَةِ؟ «. قَ  إِذَا قَضَى حَدِيثهَُ قاَلَ :» أيَْنَ السَّائلُِ  يَسْمَعْ حَتىَّ  لَمْ  بَـعْضُ  الَ : فَكَرهَِ مَا قاَلَ وَقاَلَ 
. قاَلَ :» إِذَا ضُيِ عَتِ الَمََانةَُ فاَنْـتَظِرِ السَّاعَةَ «. قاَلُوا : يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا إِضَاعَتـُهَا؟ هَذَا أنَََ يََ رَسُولَ اللََِّّ 

نٍ مَّدِ بْنِ سِنَا قاَلَ :» إِذَا أسُْنِدَ الََمْرُ إِلََ غَيِْْ أهَْلِهِ فاَنْـتَظِرِ السَّاعَةَ «. رَوَاهُ الْبُخَارىُِّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مَُُ 
 عَنْ فُـلَيْحٍ.

c. I’tibār  hadis dan skema sanad. 

Hadis tentang jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya sebagai pertanda 

akan terjadinya kiamat, terekam dalam beberapa kitab hadis. Ada empat orang 

mukharrij yang meriwayatkan dan membukukan hadis tersebut, yakni Al-Bukhāri, 

Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqī. 

 Setelah mengetahui keberadaan hadis, selanjutnya akan dibuat skema jalur 

sanadnya. Pembuatan skema sanad tersebut bertujuan untuk mengetahui nama-nama 

periwayat untuk seluruh sanad, metode periwayatan yang digunakan masing-masing 

periwaayat, dan membandingkan seluruh sanad yang sejenis untuk mengetahui 

syāhid dan mutabi'nya. Skema sanadnya sebagaimana berikut: 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Skema Hadis Prediktif “Menyerahkan Urusan kepada Bukan Ahlinya  

 

 

 

 

 قال                                                               

 

 عن        

 

 عن  

  

 حدثنا      عن

 

 حدثنا                  حدثنا 

  , و 

 حدثنا             حدثنا               حدثنا                                          حدثنا                

 حدثنا  

هُرَيْرَةَ   أبَِي  

يَسَار     ِعَطَاءِبْن

     

عَلِي     بْنُ  هِلََلُ   

 سلُيَأمَانَ  بأنُ  فلُيَأحُ 

فلُيَأح   بأنُ  ةُحَمَدُ   

الأمُنأذِرِ  بأنُ  إبِأرَاهِي ُ  مَُُمهدُ بْنُ سِنَان  

 الأمُنأذِرِ 

ونُسُ يُ   سُرَيْجُ  

 محمد بن المثنى 

 عثمان بن عمر

 على  أحمد بن

 أحمد بن عبيد 

الََْمَانةَُ   ضُيِ عَتْ  إِذَا  مَا  قاَلَ  قاَلَ  أوَْ  كَيْفَ  اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  قاَلَ  السَّاعَةَ  فاَنْـتَظِرْ 
  إِضَاعَتـُهَا قاَلَ إِذَا تَـوَسَّدَ الََْمْرَ غَيُْْ أهَْلِهِ فاَنْـتَظِرْ السَّاعَةَ 
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 حدثنا                                 حدثنى حدثنا       نبأنا أ             

 حدثنا                                                                                           

 أخبرنا                         

  أخبرنا 

Berdasarkan skema sanad di atas tergambar bahwa ada empat mukharrij, 

yang meriwayatkan hadis terebut, yakni Al-Bukhārī dengan dua jalur sanad, Ahmad 

bin Hanbal, Ibnu Hibbān, dan al-Baihaqī,  masing-masing memiliki satu jalur sanad, 

sehingga dapat dipahami bahwa hadis tersebut memiliki lima jalur sanad ditambah 

dengan jalur sanad tahwīl yang terdapat dalam sanad al-Bukhāri dan satu dalam 

sanad Ahmad bin Hanbal. 

Hadis tersrbut diterima oleh Abu Hurairah lalu disampaikan kepada ‘At}ā bin 

Yasar, seterusnya diterima oleh Hilāl bin ‘Alī, selanjutnya Fulaih bin Sulaiman dan 

diterima oleh lima orang muridnya, yakni: Suraij-Ahmad bin ‘Ali-Ahmad bin Ubaid-

Ali bin Muhammad dan diterima oleh al-Baihaqi. Dari Yunus lalu diterima dan 

dibukukan oleh Ahmad bin Hanbal. Dari Muhammad bin Fulaih-Ibrahim bin al-

Mundzir, dan Muhammad bin Sulaiman lalu diterima dan dikodifikasi oleh al-

Bukhari. Dan dari Usman bin Umar- Muhammad bin al-Mutsanna- Umar bin 

Muhammad lalu diterima oleh Ibnu Hibban. 

 Skema sanad, juga menampilkan jalur periwayatan secara tunggal dari 

periwayat pertama atau a‘la>nya yaitu Abu Hurairah hingga ke periwayat ke empat 

yaitu Fulaih bin Sulaiman. Sepanjang pengkajian yang dilakukan,  penulis tidak 

menemukan adanya sahabat yang meriwayatkan hadis ini selain Abu Hurairah. 

 البخ ا رى 

 أحُد بن حنبل

 عمر بن ةحمد  

 إبن حب ان 

 

 الب ي ه  ق ى 

 على بن أحمد



105 

 

Dengan demikian, dari segi kuantitas sanad hadis ini  dikategorikan sebagai hadis 

garīb. 

d. Kritik Hadis 

1. Kritik Sanad 

Dari lima jalur sanad hadis yang ada, penulis memilih sanad hadis riwayat  

Ahmad bin Hanbal (hadis nomor: 8374) untuk diteliti, redaksi hadis lengkap dengan 

sanadnya sebgai berikut: 

ثَـنَا فُـلَيْحٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ  ثَـنَا يوُنُسُ وَسُرَيْجٌ قاَلَا حَدَّ نَمَا رَسُولُ اللََِّّ   حَدَّ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ بَـيـْ
ثُ الْقَوْمَ فِ مََْلِسِهِ حَدِيثاً جَاءَ أعَْراَبٌِّ فَـقَالَ يََ رَسُولَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ يَُُدِ   ُ اللََِّّ مَتَى السَّاعَةُ صَلَّى اللََّّ

عَ فَكَرهَِ مَا قاَلَ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ بلَْ قاَلَ فَمَضَى رَسُولُ اللََِّّ  ثُ فَـقَالَ بَـعْضُ الْقَوْمِ سََِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُُدِ  صَلَّى اللََّّ
يِ عَتْ الَ إِذَا ضُ لمَْ يَسْمَعْ حَتىَّ إِذَا قَضَى حَدِيثهَُ قاَلَ أيَْنَ السَّائلُِ عَنْ السَّاعَةِ قاَلَ هَا أنَََ ذَا يََ رَسُولَ اللََِّّ قَ 

رَ غَيُْْ أهَْلِهِ فاَنْـتَظِرْ الََْمَانةَُ فاَنْـتَظِرْ السَّاعَةَ قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ كَيْفَ أوَْ قاَلَ مَا إِضَاعَتـُهَا قاَلَ إِذَا تَـوَسَّدَ الََْمْ 
 السَّاعَةَ. 

 Pada sanad hadis tersebut, terdapat enam periwat termasuk mukharrij-nya, 

yaitu:  Ahmad bin Hanbal,  Yunus. Fulaih, Hilāl, ‘Athā bin Yasār, dan Abū Hurairah. 

a) Ahmad bin Hanbal, sebagai periwayat keenam sekaligus sebagai mukharrij al-

hadīts. Biografi beliau telah dibahas sebelumnya. 

b) Yunus. 

Nama lengkapnya adalah Yunus bin Muhammad bin Muslim al-Bagdadiy, 

termasuk t}abaqah ke sembilan dari tabi’ tabi’in yunior, memiliki kunyah Abū 

Muhammad dengan laqab: al-Muaddib. Menetap di Bagdad, dan wafat pada tahun 

207 H 168 . Dia belajar hadis dari beberapa ulama, antara lain: Abān bin Yazid, 

Ibrahim bin Sa’d bin Ibrahim bin Abdur Rahman bin Auf yang dikenal dengan Abū 

 

168Tarjamat al-Rāwī, dalam CD.Program Mausū’ah al-Hadits al-Syarīf. 
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Ishaq, Ummu al-Aswad pembantu dari Abī Barzah, Ayyub bin Utbah, Jarīr bin 

Hāzim bin Zeid yang digelar Abū al-Nadhr, Ja’far bin Hayyan, al-Hārits bin ‘Ubaid, 

Hibbān bin ‘Alī, Fulaih bin Sulaiman bin Abī al-Mugīrah, dikenal dengan Abū 

Yahya.169 

Para ulama yang pernah belajar hadis darinya, antara lain: Ibrahim bin Ya’qub 

bin Ishaq, Ibrahim bin Yunus bin Muhammad, Ahmad bin al-Azhar bin Mani’, 

Ahmad bin Sa’id bin Ibrahim, Ismail bin Ibrahim bin Muqsam, Hajjāj bin Yusuf bin 

Hajjaj, al-Husain bin ‘Ῑsa bin Hamran, Zuhair bin Harb bin Syadād, Abbas bin 

Muhammad bin Hātim bin Wāqid digelar dengan Abū al-Fadhl, Aahmad bin 

Hanbal, dan selainnya.170 

Penilaian ulama terhadap dirinya, menurut Yahya bin Ma’īn dia ṡiqah, Abu 

Hātim al-Rāzī menyebutnya s}udu>q, Ya’qub bin Syaibah menyebut ṡiqah ṡiqah, 

dan Ibnu Hibbān juga menyebut namanya dalam kitab al-tsiqāt. 171  Ibnu Hajar 

menyebut dia ṡiqah tsabat, Menurut al-Dzahabī dia Hafidzh.172Nampaknya semua 

ulama kritikus hadis memberi penilaian positif terhadap dirinya, bahkan ada yang 

memberi pujian ples, misalnya ṡiqah ṡiqah dan ṡiqah tsabat yang disematkan oleh 

Ya’qub bin Syaibah dan Ibnu Hajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Yahya bin Yunus adalah periwayat yang layak diterima dan dijadikan hujjah riwayat 

hadisnya. 

c) Fulaih 

Nama lengkapnya adalah: Fulaih bin Sulaiman bin Abi al-Mugīrah, juga 

dikenal dengan al-Aslamī, menurut pendapat lain: namanya adalah Abdu al-Malik 

 

169 Syuyūkh al-Rāwī,  dalam CD.Program Mausū’ah al-Hadits al-Syarīf. 
170 Tara>jim al-Ruwa>t Bahs\ ‘A<di>, dalam CD Rom al-Maktabah al-Sya>milah . 

171Al-Jarh wa al-Ta’dīl dalam CD. Program Mausūat al-Hadīts al-Syarīf. 

172Tarājim al-Ruwāt-Bahts ‘Ādī, dalam CD. Al-Maktabat al-Syāmilah 
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sedangkan Fulaih adalah laqabnya. Dia ditempatkan pada t}abaqahke tujuh dari tabi’ 

tabi’in senior, keturunan al-Khazā’ī, memiliki kunyah Abū Yahyā, menetap di 

Madinah, dan wafat pada tahun 168 H. Dia belajar hadis dari beberapa orang ulama, 

antara lain: Abu Bakar bin al-Munkadir, Ayub bin Hubaib, Ayub bin Abdi al-

Rahman bin S{a’s}a’ah, al-Harits bin Fudhail, Rabī’ah bin Abī Abdi al-Rahman, 

Zeid bin Abi ‘Aniyah, Zeid bin Aslam, Salim bin Abi Umaiyyah yang dikenal 

dengan Abu al-Nadhr, Suhail bin Abi Shalih dzakwan, Hilal bin ‘Alī. Sedangkan 

ulama yang menerima hadis darinya, antara lain: Ishak bin ‘īsā bin Najih, al-Hasan 

bin Muhammad bin A’yun digelar denga abu ‘Ali, al-Husain bin Ibrahim, Yunus bin 

‘Ubaid bin Dinar yang digelar dengan Abu ‘Ubaid, Yunus bin Muhammad bin 

Muslim, Fuzaarah bin ‘Amr Abu al-Fadhl dan Ahmad bin Hanbal. Hadisnya 

diriwayatkan oleh: Al-al-Bukhari, Muslim, abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasai dan 

Ibnu Majah 

Tingkat keterpercayaannya menurut ulama kritikus hadis, Ibnu Hibban 

menyebut namanya dalam kitab al-Tsiqāt, Ibnu ‘Adī menyebut dia memiliki banyak 

hadis yang baik dan lā ba’sa bih (tidak punya cacat) dia riwayatkan dari Nafi’ dari 

Ibnu Umar, dan yang dia riwayatkan dari Hilal bin Ali dari Abdu al-Rahmanbin Abi 

Umrah dari Abu Hurairah, dan yang dia riwayatkan dari guru-gurunya yang lain dari 

penduduk Madinah hadis-hadisnya adalah mustaqi>mah, al-Dāru Quthni menilainya 

laisa bihī ba’s, sedangkan al-Sājī menilainya dengan sebutan min ahli al-s}idq, 

Yahya bin Ma’īn menilai dia d}a‘i>f, Abū Hātim al-Rāzī menyatakaan laisa bi 

qawiy.173 Ibnu Hajar menyatakan dia s}udu>q katsīr al-khatha’.  

Terkait perbedaan pendapat ulama dalam menilai Fulaih, sebagian ulama 

menganggapnya terpercaya, di sisi lain ada juga yang menilainya cacat. Perbedaan 

 

173Al-Jarh wa al-Ta’dil dalam CD. Program Mausu’ah al-Hadis al-Syarīf. 
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ulama dalam menetapkan kualitas periwayat, menunjukkan adanya otoritas ijtihad 

ulama dalam menilai seorang periwayat. Ada yang cendrung memilih praduga tidak 

cacat hingga benar-benar dapat dibuktikan cacatnya. Ada juga yang sebaliknya, 

bahwa dia tertuduh cacat hingga dia mampu dibebaaskan dari tuduhannya itu dengan 

bukti-bukti kuat. 

‘Abd al-Muhdī bin Abd al-hādi memberikan kaidah dalam menyikapi kontrofersi 

pendapat ulama terhadap seorang periwayat, sebagai berikut: 1). Jika sebagian 

mencelanya (tajrīh) karena tidak d}a>bit}, sedangkan sebagian yang lain memujinya 

(ta’dīl), maka ditetapkan bahwa mudaah-mudahan ia kemudian ḍabit},  2). Jika 

sebagian mencelanya ikhtilāth dan sebagian memujinya ṡiqah, maka ditetapkan 

bahwa mudah-mudahan yang memujinya sebelum ikhtilāt}, dan mencelanya setelah 

ikhtilāt},  3). Jika ia mencelanya fasiq dan sebagian yang lain memuji ṡiqah, 

ditetapkan mudah-mudahan dia telah tobat, 4). Jika sebagian mencelanya tidak ḍabit} 

dan sebagian memujinya ṡiqah, ditetapkan muda-mudahan ketidak-ḍabit}-annya 

disebabkan karena dia tidak punya kitab (catatan) dan ia ḍabit} dengan kitabnya.174 

Dari keempat kaidah yang disebutkan al-Muhdi tersebut, kaidah yang pertama 

dan ke dua yang sesuai dengan realitas yang kontrofersi ulama pada kasus Fulaih. 

Maka penulis menggunakan kaidah tersebut untuk dapat memastikan kualitas sanad 

yang diperselisihkan. Karena ungkapan celaan yang ditujukan kepada dirinya adalah 

berkaitan dengan ke-ḍabith-an, yakni ḍa‘i>f, yang diungkapkan oleh Ibnu Ma’īn, 

laisa biqawiy oleh al-Rāzī, dan katsir al-khatha’ oleh Ibnu Hajar. 

Dari tujuh orang kritikus hadis yang memberi penilaian padanya, ada empat 

orang yang memberi penilaian positif, hanya dua orang di antaranya yang mencela, 

 

174Aabd al-Muhdi bin Aabd al-Qadir bin Abd al-Hādi, Ilmu al-Jarh wa al-Ta’dīl  Qawāidu 

Wa Aimmatuh,  (Kairo:tp), 1998), h. 89 
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sementara Ibnu Hajar sekalipun mengungkap kekurangan Fulaih yaitu katsir al-

khat}a’, namun tetap memuji ked}abit}annya dengan menyebut dia s}udu>q. Di 

samping itu, dari keterangan Ibnu ‘Adī bahwa dia memiliki banyak hadis yang baik 

dan lā ba’sa bih (tidak punya cacat) dia riwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar, dan 

yang dia riwayatkan dari Hilal bin Ali dari Abdu al-Rahmanbin Abi Umrah dari Abu 

Hurairah, dan yang dia riwayatkan dari guru-gurunya yang lain dari penduduk 

Madinah hadis-hadisnya adalah mustaqīmah,  memberi isyarat bahwa hadis Fulaih 

yang sedang dikaji ini adalah tidak cacat, karena Fulaih menerima hadis ini dari Hilal 

bin Ali. Di samping itu  Imam al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab 

s}ahihnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Fulaih yang 

diriwayatkan melalui Hilal bin Ali yang sanadnya sampai kepada Abu Hurairah 

dapat di terima, termasuk hadis prediktif “Jika urusan diserahkan bukan kepada 

ahlinya, maka tunggulah akan terjadinya kiamat" adalah hasan. Namun hadis tersebut 

juga diriwayatkan oleh al-Bukha>ri yang hukumnya sahih, maka hadis ini naik 

derajatnya menjadi hadis s}ahih ligairih, karena itu memiliki otoritas agama dan 

dapat dijadikan sebagai hujjah. 

d) Hilāl 

Dia adalah Hilāl bin ‘Ali bin Usamah, juga dikenal dengan Hila>l bin Abi> 

Maemu>nah, dari t}abaqah ke lima generasi tabi’in, keturunan al-‘Āmirī, memiliki 

laqab Ibnu Abi Maimūnah, tinggal dan wafat di Madinah pada tahun 100 H. Dia 

menerima hadis dari: Anas bin Malik bin al-Nad}r bin D{a’d}am bin Zein bin 

Haram yang dikenal denga abu Hamzah, Abdu al-Rahman bin Abi ‘Umrah, Abdullah 

bin Abdu al-Rahman bin ‘Auf dikenal dengan Abu Salmah, ‘Athā bin Yasar, dan 

selainnya. Sedangkan yang termasuk murid-muridnya adalah: Ziyad bin Sa’d bin 

Abdu al-Rahman, Sa’id bin Abi Hilal, Abdul ‘Aziz bin Abdillah bin Abi Salmah, 
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Fulaih bin Sulaiman bin Abi al-Mugirah dikenal dengan kunyah Abu Yahya, 

Faz’ah, dan Yahya bin Abi Katsir shalih bin al-Mutawakkil dikenal dengan kunyah 

Abu Nashr. 

Tingkat keterpercayaannya mencapai tingkat ṡiqah. Abu Hatim al-Razi 

menyebutnya syaikhun yuktab hadītsuh, al-Nasa>ī menyebutnya laisa bihī ba’s, Ibnu 

Hibban, Maslamah bin Qashim, dan Daru Quthny menilainya ṡiqah175. Nampaknya  

semua ulama kritikus hadis memberi penilaian positif kepadanya, dan tidak ada di 

antaranya yang memberi penilaian negatif baik yang terkait dengan keadilannya, 

maupun ked}abitannya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Hilal 

dapat diterima. 

e) ‘Athā bin Yasar 

ia adalah ‘At}ā bin Yasar, Abu Muhammad wa Abū ‘Abdillah al-Madaniī al-

Qās}, pelayan Ddari Maemunah, t}abaqah ke dua dari tab’in senior, Abu 

Muhammad, tinggal di Madinah dan wafat di al-Iskandariyyah pada tahun 93 H. ada 

juga mengatakan tahun 103 H. dalam usia 84 th.176 Menerima hadis dari: Abu Malik, 

Ubaiy bin Ka’b bin Qais, Usamah bin Zaid bin Harisah bin Syarhabil, Aslam yang 

dikenal dengan Abu Sa’id, Aslam Abu Rafi, Ummu Haram binti Mahin bin Khald 

bin Zeid bin Haram, Jundab bin Jundah dikenal dengan Abu Z|ar, Raf’ah bin Urbah, 

Zeid bin Tsabat bin al-D{ahak, Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq, Hindun binti Abi 

Umaiyyah bin al-Mugirah dikenal dengan Ummu Salamah, dan Abd. al-Rahman bin 

S{akh r dikenal dengan Abu Hurairah. 

Murid-Muridnya, antara lain: Abu Bakr bin al-Munkadir bin Abdillah, Abu 

Ja’far, Abu ‘Abdillah, Ismail bin Abi Hakim, Ismail bin Abdi al-Rahman, Bakr bin 

 

175Al-Jarh wa al-Ta’dil dalam CD. Program Mausu’ah al-Hadis al-Syarīf. 

176Al-Maktabat al-Syāmilah, Tarãjim Ruwāt Bahst ‘Ādī 
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Saudah bin S|amamah, Bakir bin ‘Atha, Z|akwan dikenal dengan Abu Salih, Zeid bin 

Aslam, Syuraik bin Abdillah bin Abi Namr, Safwan bin Salim, Muslim bin Abi 

Maryam Yasr, Musa bin ‘Uqbah, Hilal bin ‘Ali bin Asmah, ‘Uqbah bin Abi ‘Aisy, 

Hilal bin Maimunah, dan selaainnya. 

Ulama kritikus hadis menilainya terpercaya, Yahya bin Maīn, Abū Zar’ah,  al-

Nasāi, Ibnu Hajar, dan Muhammad bin Sa’d menyatakan dia ṡiqah, Ibnu Hibban 

menyebut namanya dalam kitab al-Tsiqāt, demikian juga al-Z|ahabī menyatakan 

bahwa dia termasuk tokoh dan sebagai ulama para tabi’in.177 Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ‘Athā bin Yasar termasuk periwayat yang memenuhi kriteria 

periwayat yang dapat diterima hadisnya.  

f) Abu Hurairah. Telah dibahas pada halaman terdahulu. 

Melihat tahun wafat yang memiliki keterpautan hidup semasa, dan  tempat 

tinggal masing-masing periwayat yang berdekatan, sehingga  memungkinkan 

terjadinya proses belajar-mengajar hadis, dapat dipahami bahwa hadis ini sanadnya 

bersambung, dan para periwayatnya memenuhi criteria untuk diterima hadisnya, 

maka dapat dinyatakan bahwa sanad hadis ini hukumnya sahih. 

2. Kritik Matan 

 Sahabat yang meriwayatkan hadis ini hanya satu, yaitu Abu Hurairah, namun 

terdapat beberapa variasi matan. Misalanya: dalam riwayat al-Bukhari melalui 

Muhammad bin Sinan menggunakan lafazh Usnida, sama dengan lafal yang ada 

dalam riwayat al-Baihaqi melalui jalur Ali bin Ahmad- Ahmad bin ‘Ubaid- Ahmad 

bi ‘Ali- Suraij. Sementara dalam riwayat Ahmad bil Hanbal melalui Yunus dan 

Suraij menggunakan lafal tuwussida, dan dalam riwayat Ibnu Hibbān melalui Umar 

bin Muhammad- Muhammad bin Al-Mutsanna Usman bin Umar menggunakan lafal 

 

177Al-Maktabat al-Syāmilah, Tarãjim Ruwāt Bhst ‘Ādī 
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isytadda al-amr. Padahal mereka menerima dari guru yang sama yaitu Fulaih dari 

Hilal bin ‘Ali dari ‘Athā bin Yasar dari Abu Hurairah. 

Tetapi perbedaan redaksi itu tidak mempengaruhi esensi makna matan hadis. 

Perbedaan seperti ini sudah dimaklumi, mengingat dalam studi hadis dikenal metode 

periwayatan hadis bi al- makna yaitu lafaz} yang digunakan adalah lafaz} dari 

periwayat sendiri, bukan lafaz} dari Nabi. Metode periwayatan seperti ini jauh lebih 

banyak dibanding metode bi al-lafz} (secara tekstual), yakni redaksi yang digunakan 

oleh periwayat merupakan redaksi dari Nabi secara terus-menerus hingga ahir, para 

periwayat menyampaikannya dengan redaksi yang sama. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis prediktif  

“Menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya merupakan tanda akan terjadinya  

kiamat” riwayat Ahmad bin Hanbal, dari segi kuantitas tergolong hadis garīb, karena 

jalur periwatnya dari tingkat sahabat (a’lā) sampai dengan periwayat tingkat ke 

empat adalah tunggal. Dari segi kualitas sanad dan matan tergolong haadis hasan, 

karena salah seorang dari periwayatnya yaitu Fulaih berdasarkan kesipulan penilaian 

ulama kritikus hadis, dia kurang d}a>bit}. Tetapi karena adanya jalur sanad al-

Bukhari maka hadis tersebut naik derajatnya menjadi s{ahih ligairih. Dengan 

demikian, hadis tersebut memiliki otoritas hukum untuk dijadikan sebagai hujjah. 

 

B. Bidang Ekonomi  

1. Sedekah Ditolak.   

a. Redaksi Hadis  

فَجَاءَهُ    نع وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولِ  عِنْدَ  كُنْتُ  يَـقُولُ  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِيَ  حَاتٍِِ  بْنَ  رَجُلَانِ عَدِيَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَ  لَةَ وَالْْخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ بِيلِ أَحَدُهُاَ يَشْكُو الْعَيـْ لَّمَ أمََّا قَطْعُ السَّ
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فَ  لَةُ  الْعَيـْ بغَِيِْْ خَفِيٍْ وَأمََّا  الْعِيُْ إِلََ مَكَّةَ  إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَـقُومُ حَتىَّ  فإَِنَّهُ لَا يأَْتِ عَلَيْكَ إِلاَّ قلَِيلٌ حَتىَّ تََْرجَُ 
دُ مَنْ يَـقْبـَلُهَا مِنْ  نَهُ حِجَابٌ  يطَوُفَ أَحَدكُُمْ بِصَدَقتَِهِ لَا يََِ نَهُ وَبَـيـْ هُ ثَُُّ ليََقِفَنَّ أَحَدكُُمْ بَيْنَ يدََيْ اللََِّّ ليَْسَ بَـيـْ

  أرُْسِلْ إلِيَْكَ رَسُولًا فَـلَيـَقُولَنَّ وَلَا تَـرْجَُاَنٌ يتَُرجِْمُ لَهُ ثَُُّ ليَـَقُولَنَّ لَهُ ألمَْ أوُتِكَ مَالًا فَـليَـَقُولَنَّ بَـلَى ثَُُّ ليَـَقُولَنَّ ألمَْ 
فَـلْيـَتَّ  النَّارَ  يَـرَى إِلاَّ  فَلَا  يَـنْظرُُ عَنْ شِِاَلهِِ  النَّارَ ثَُُّ  فَلَا يَـرَى إِلاَّ  يََيِنِهِ  عَنْ  فَـيـَنْظرُُ  وَلَوْ بَـلَى  النَّارَ  قِيَنَّ أَحَدكُُمْ 

دْ فبَِكَلِمَةٍ طيَِ بَةٍ   . 178بِشِقِ  تََرَْةٍ فإَِنْ لمَْ يََِ

b.  Takhrij al-Hadis. 

 Setelah menelusuri hadis tersebut melalui CD. Program Mausū'ah al-Hadis 

Al-Syarīf dengan kata kunci  الساع  dan CD. Al-Maktabat al-Syāmilah dengan , لاتقوم 

kata kunci  ِيَطُوفَ أحََدكُُ أ بِصَدقََتِه, maka diketahuilah bahwa hadis tersebut terekam dalam: 

Shahih al-Bukhāri dalam kitab al-Zakat no.3328, 1322, 1324, 1325, 1335, 6587, bab 

Man intadzara juz 2, h.109. Dalam S}ahih Muslim, Kitab Zakat, no. 1679, 1680, 

1681. Dalam Sunan al-Nasāī, kitab zakat, no. 2508, Dalam Musnad Ahmad bin 

Hanbal, no. 17978, Sunan al-Baihaqi>, no. 10424, al-Mu ‘jam al-Kabi>r li al-al-

T{abra>ni>, bab  4 juz 12, h. 11.  

1) Shahih al-Bukhari, Kitab al-Zakat: 3328 

النَّضْرُ أَخْبَُنَََ إِسْرَائيِلُ      -3328(  1 بْنُ الَْْكَمِ أَخْبَُنَََ  ثَنِِ مَُُمَّدُ  بْنُ حَدَّ أَخْبَُنَََ سَعْدٌ الطَّائِيُّ أَخْبَُنَََ مُُِلُّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أتَََهُ رَجُ  نَا أنَََ عِنْدَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ لٌ فَشَكَا إلِيَْهِ الْفَاقَةَ ثَُُّ  خَلِيفَةَ عَنْ عَدِيِ  بْنِ حَاتٍِِ قاَلَ بَـيـْ

السَّبِيلِ فَـقَالَ يََ عَدِيُّ هَلْ رأَيَْتَ الِْْيْةََ قُـلْتُ لَمْ أرََهَا وَقَدْ أنُبْئِْتُ عَنـْهَا قاَلَ فإَِنْ أتَََهُ آخَرُ فَشَكَا إلِيَْهِ قَطْعَ  
قُـلْ طاَلَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَريَنََّ الظَّعِينَةَ تَـرْتََِلُ مِنْ الِْْيْةَِ حَتىَّ تَطوُفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تََاَفُ أَحَدًا إِلاَّ   َ تُ فِيمَا  اللََّّ

حَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى  بَـيْنِِ وَبَيْنَ نَـفْسِي فأَيَْنَ دُعَّارُ طيَِ ئٍ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلَادَ وَلئَِنْ طاَلَتْ بِكَ حَيَاةٌ لتَـُفْتَ 
الرَّجُلَ يُخْرجُِ مِلْءَ كَفِ هِ مِنْ ذَهَبٍ قُـلْتُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ قاَلَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلئَِنْ طاَلَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَريَنََّ  

دُ أَحَدًا يَـقْبـَلُهُ مِنْهُ وَليَـَلْقَيَنَّ اللَََّّ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ  نَهُ   أوَْ فِضَّةٍ يطَْلُبُ مَنْ يَـقْبـَلُهُ مِنْهُ فَلَا يََِ نَهُ وَبَـيـْ يَـلْقَاهُ وَليَْسَ بَـيـْ
هُ ألمَْ أبَْـعَثْ إلِيَْكَ رَسُولًا فَـيـُبـَلِ غَكَ فَـيـَقُولُ بَـلَى فَـيـَقُولُ ألمَْ أعُْطِكَ مَالًا وَأفُْضِلْ تَـرْجَُاَنٌ يتَُرجِْمُ لَهُ فَـلَيـَقُولَنَّ لَ 

 

178  Al-Bukha>ri>, Shahih al-Bukhāri dalam kitab al-Zaka>t no. 1324, CD. 
Program Mausu’ah al-Hadis al-Syarīf. 
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يٌّ  جَهَنَّمَ قاَلَ عَدِ عَلَيْكَ فَـيـَقُولُ بَـلَى فَـيـَنْظرُُ عَنْ يََيِنِهِ فَلَا يَـرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ وَيَـنْظرُُ عَنْ يَسَارهِِ فَلَا يَـرَى إِلاَّ  
دْ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ اتّـَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تََرَْةٍ فَمَنْ لمَْ يََِ عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ شِقَّةَ تََرَْةٍ فبَِكَلِمَةٍ طيَِ بَةٍ قاَلَ سََِ

مِنْ الِْْيْةَِ حَتىَّ تَطوُفَ بِالْكَ  تَـرْتََِلُ  فَـرأَيَْتُ الظَّعِينَةَ  افـْتـَتَحَ كُنُوزَ  عَدِيٌّ  فِيمَنْ  وكَُنْتُ   َ عْبَةِ لَا تََاَفُ إِلاَّ اللََّّ
ُ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ يُخْرجُِ مِلْءَ  كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلئَِنْ طاَلَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَروَُنَّ مَا قاَلَ النَّبُِّ أبَوُ الْقَاسِمِ صَلَّى اللََّّ

ثَنِِ عَبْدُ اللََِّّ  ثَـنَا مُُِلُّ   كَفِ هِ حَدَّ ثَـنَا أبَوُ مََُاهِدٍ حَدَّ ثَـنَا أبَوُ عَاصِمٍ أَخْبَُنَََ سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّ بْنُ مَُُمَّدٍ حَدَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  عْتُ عَدِيَا كُنْتُ عِنْدَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ  بْنُ خَلِيفَةَ سََِ

ثَـنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَُُ -1324  (2 ثَـنَا أبَوُ مََُاهِدٍ حَدَّ ثَـنَا أبَوُ عَاصِمٍ النَّبِيلُ أَخْبَُنَََ سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّ مَّدٍ حَدَّ
ُ عَنْهُ يَـقُولُ كُنْتُ عِنْدَ  عْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتٍِِ رَضِيَ اللََّّ ثَـنَا مُُِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ قاَلَ سََِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى  حَدَّ

لَةَ وَالْْخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ فَـقَالَ رَسُو اللََُّّ  لُ اللََِّّ صَلَّى  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُاَ يَشْكُو الْعَيـْ
قلَِيلٌ حَتىَّ تََْرجَُ  عَلَيْكَ إِلاَّ  فإَِنَّهُ لَا يأَْتِ  قَطْعُ السَّبِيلِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََّا   ُ بغَِيِْْ خَفِيٍْ وَأمََّا   اللََّّ الْعِيُْ إِلََ مَكَّةَ 

تَـقُومُ حَتىَّ   لَا  السَّاعَةَ  فإَِنَّ  لَةُ  بِصَدَقتَِهِ الْعَيـْ أَحَدكُُمْ  بَيْنَ  يطَوُفَ  أَحَدكُُمْ  ليََقِفَنَّ  ثَُُّ  مِنْهُ  يَـقْبـَلُهَا  مَنْ  دُ  لَا يََِ  
نَهُ   وَبَـيـْ نَهُ  بَـيـْ ليَْسَ  اللََِّّ  ثَُُّ يدََيْ  بَـلَى  فَـلَيـَقُولَنَّ  مَالًا  أوُتِكَ  ألمَْ  لَهُ  ليَـَقُولَنَّ  ثَُُّ  لَهُ  يتَُرجِْمُ  تَـرْجَُاَنٌ  وَلَا  حِجَابٌ 

شِِاَلهِِ فَلَا يَـرَى     يَـنْظرُُ عَنْ ليَـَقُولَنَّ ألمَْ أرُْسِلْ إلِيَْكَ رَسُولًا فَـلَيـَقُولَنَّ بَـلَى فَـيـَنْظرُُ عَنْ يََيِنِهِ فَلَا يَـرَى إِلاَّ النَّارَ ثَُُّ 
دْ فبَِكَلِمَةٍ طيَِ بَةٍ   إِلاَّ النَّارَ فَـلْيـَتَّقِيَنَّ أَحَدكُُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ  تََرَْةٍ فإَِنْ لمَْ يََِ

حَدَّثَـنَ   -1324(  3 مََُاهِدٍ  أبَوُ  ثَـنَا  حَدَّ بِشْرٍ  بْنُ  سَعْدَانُ  أَخْبَُنَََ  النَّبِيلُ  عَاصِمٍ  أبَوُ  ثَـنَا  خَلِيفَةَ  حَدَّ بْنُ  مُُِلُّ  ا 
ُ عَ  ُ عَنْهُ يَـقُولُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتٍِِ رَضِيَ اللََّّ لَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ  الطَّائِيُّ قاَلَ سََِ

لَةَ وَالْْخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََّا قَطْعُ   رَجُلَانِ أَحَدُهُاَ يَشْكُو الْعَيـْ فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
لَةُ فإَِنَّ السَّاعَةَ لَا تَـقُومُ  السَّبِيلِ فإَِنَّهُ لَا يأَْتِ عَلَيْكَ إِلاَّ قلَِيلٌ حَتىَّ تََْرجَُ الْعِيُْ إِلََ مَكَّةَ بغَِيِْْ خَفِيٍْ وَأمََّا الْ  عَيـْ

أَحَ حَتىَّ   بِصَدَقتَِهِ يطَوُفَ  نَهُ   دكُُمْ  وَبَـيـْ نَهُ  بَـيـْ ليَْسَ  اللََِّّ  يدََيْ  بَيْنَ  أَحَدكُُمْ  ليََقِفَنَّ  ثَُُّ  مِنْهُ  يَـقْبـَلُهَا  مَنْ  دُ  يََِ لَا 
لَنَّ ألمَْ أرُْسِلْ إلِيَْكَ رَسُولًا حِجَابٌ وَلَا تَـرْجَُاَنٌ يتَُرجِْمُ لَهُ ثَُُّ ليَـَقُولَنَّ لَهُ ألمَْ أوُتِكَ مَالًا فَـلَيـَقُولَنَّ بَـلَى ثَُُّ ليَـَقُو 
لنَّارَ فَـلْيـَتَّقِيَنَّ أَحَدكُُمْ النَّارَ  فَـلَيـَقُولَنَّ بَـلَى فَـيـَنْظرُُ عَنْ يََيِنِهِ فَلَا يَـرَى إِلاَّ النَّارَ ثَُُّ يَـنْظرُُ عَنْ شِِاَلهِِ فَلَا يَـرَى إِلاَّ ا

دْ فبَِ   كَلِمَةٍ طيَِ بَةٍ وَلَوْ بِشِقِ  تََرَْةٍ فإَِنْ لَمْ يََِ
ثَـنَا أبَوُ أسَُامَةَ عَنْ بُـرَيْدٍ عَنْ أَبِ بُـرْدَةَ عَنْ أَبِ مُوسَى رَضِيَ اللََُّّ   –  1325(4 ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّ   حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ليََأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَ  هَبِ عَنْهُ عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ انٌ يطَوُفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنْ الذَّ
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مِنْ   بهِِ  يَـلُذْنَ  امْرأَةًَ  أرَْبَـعُونَ  بـَعُهُ  يَـتـْ الْوَاحِدُ  الرَّجُلُ  وَيُـرَى  مِنْهُ  يأَْخُذُهَا  أَحَدًا  دُ  يََِ لَا  وكََثْـرَةِ  ثَُُّ  الر جَِالِ  قِلَّةِ 
 . النِ سَاءِ 

ثَـنَا آدَمُ    -( 5 عْتُ النَّبَِّ صَلَّى حَدَّ عْتُ حَارثِةََ بْنَ وَهْبٍ قاَلَ سََِ ثَـنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالدٍِ قاَلَ سََِ ثَـنَا شُعْبَةُ حَدَّ حَدَّ
يََِ  فَلَا  بِصَدَقتَِهِ  الرَّجُلُ  يََْشِي  زمََانٌ  عَلَيْكُمْ  يأَْتِ  فإَِنَّهُ  قُوا  تَصَدَّ يَـقُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ مَنْ  اللََّّ يَـقُولُ دُ  يَـقْبـَلُهَا 

 (  1322الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِِاَ بِالََْمْسِ لَقَبِلْتـُهَا فأََمَّا الْيـَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِ بِِاَ ) الزكاة:
عْتُ حَارثِةََ    -6 ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ الْْعَْدِ أَخْبَُنَََ شُعْبَةُ قاَلَ أَخْبَُنِ مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قاَلَ سََِ بْنَ وَهْبٍ الْْزَُاعِيَّ حَدَّ

قُوا فَسَيَأْتِ عَلَيْكُمْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ تَصَدَّ  ُ عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ عَنْهُ يَـقُولُ سََِ  ُ  زمََانٌ يََْشِي الرَّجُلُ رَضِيَ اللََّّ
   1335) الزكاة: نْكَ فَأَمَّا الْيـَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِ فِيهَابِصَدَقتَِهِ فَـيـَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِِاَ بِالََْمْسِ لقَبِلْتـُهَا مِ 

رَسُو   -7 عْتُ  سََِ قاَلَ  وَهْبٍ  بْنَ  حَارثِةََ  عْتُ  سََِ مَعْبَدٌ  ثَـنَا  حَدَّ شُعْبَةَ  عَنْ  يَُْيََ  ثَـنَا  حَدَّ مُسَدَّدٌ  ثَـنَا  اللََِّّ  حَدَّ لَ 
قُو  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ تَصَدَّ  ُ دُ مَنْ يَـقْبـَلُهَا صَلَّى اللََّّ ا فَسَيَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يََْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقتَِهِ فَلَا يََِ

دٌ حَارثِةَُ أَخُو عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ لَِمُِ هِ قاَلَهُ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ )الفتْ :  ( 6587قاَلَ مُسَدَّ
2) S}ahih Muslim, kitab Zakat:1679, 1680,1681 

ثَـنَا مَُُ -1 ثَـنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّ ثَـنَا وكَِيعٌ حَدَّ وَابْنُ نُُيٍَْْ قاَلَا حَدَّ بَةَ  بْنُ أَبِ شَيـْ بَكْرِ  ثَـنَا أبَوُ  بْنُ الْمُثَنََّّ  حَدَّ مَّدُ 
بْنِ خَالِدٍ   مَعْبَدِ  ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ  بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّ ثَـنَا مَُُمَّدُ  لَهُ حَدَّ يَـقُولُا  وَاللَّفْظُ  بْنَ وَهْبٍ  عْتُ حَارثِةََ  قاَلَ سََِ

قُوا فَـيُوشِكُ الرَّجُلُ يََْشِي بِصَدَقتَِهِ فَـيـَقُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ تَصَدَّ عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ولُ الَّذِي أعُْطِيـَهَا سََِ
تـَنَا بِِاَ بِالََْمْسِ قبَِلْتـُهَا فأََمَّا الْْنَ  دُ مَنْ يَـقْبـَلُهَا لَوْ جِئـْ  فَلَا حَاجَةَ لِ بِِاَ فَلَا يََِ

ثَـنَا أبَوُ أُ -2 ثَـنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ بَـرَّادٍ الََْشْعَريُِّ وَأبَوُ كُرَيْبٍ مَُُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قاَلَا حَدَّ سَامَةَ عَنْ بُـريَْدٍ عَنْ و حَدَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ليََأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يطَوُفُ الرَّجُلُ فيِهِ أَبِ بُـرْدَةَ عَنْ أَبِ مُوسَى عَنْ النَّبِ ِ   ُ  صَلَّى اللََّّ

بـَعُهُ أرَْبَـعُونَ   دُ أَحَدًا يأَْخُذُهَا مِنْهُ وَيُـرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَـتـْ هَبِ ثَُُّ لَا يََِ  امْرأَةًَ يَـلُذْنَ بهِِ مِنْ بِالصَّدَقَةِ مِنْ الذَّ
 قِلَّةِ الر جَِالِ وكََثْـرَةِ النِ سَاءِ وَفِ روَِايةَِ ابْنِ بَـرَّادٍ وَتَـرَى الرَّجُلَ 

عَنْ أبَِ -3 عَنْ سُهَيْلٍ  الْقَاريُِّ  الرَّحَْْنِ  عَبْدِ  ابْنُ  يَـعْقُوبُ وَهُوَ  ثَـنَا  بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ بَةُ  قُـتـَيـْ ثَـنَا  عَنْ أَبِ  و حَدَّ يهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ يَكْثُـرَ الْمَالُ وَيفَِيضَ حَتىَّ يخَْ هُرَيْـرةََ أَنَّ  رجَُ الرَّجُلُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

دُ أَحَدًا يَـقْبـَلُهَا مِنْهُ وَحَتىَّ تَـعُودَ أرَْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْْاَراً.  بزِكََاةِ مَالهِِ فَلَا يََِ
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3) Sunan Al-Nasai, kitab al-Zakat: 2508 

عَ  خَالِدٍ  بْنِ  مَعْبَدِ  عَنْ  شُعْبَةُ  ثَـنَا  حَدَّ قاَلَ  خَالِدٌ  ثَـنَا  حَدَّ قاَلَ  الََْعْلَى  عَبْدِ  بْنُ  مَُُمَّدُ  قاَلَ أَخْبَُنَََ  حَارثِةََ  نْ 
تَصَدَّ  يَـقُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولَ  عْتُ  بِصَدَقتَِهِ سََِ الرَّجُلُ  يََْشِي  زَمَانٌ  عَلَيْكُمْ  سَيَأْتِ  فإَِنَّهُ  قُوا 

 فَـيـَقُولُ الَّذِي يُـعْطاَهَا لَوْ جِئْتَ بِِاَ بِالََْمْسِ قبَِلْتـُهَا فَأمََّا الْيـَوْمَ فَلَا.
4) Musnad Ahmad bin Hanbal, Awal Musnad al-Kūfiyīn: 17978  

عْتُ حَارثِةََ بْنَ وَهْبٍ قاَلَ  ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قاَلَ سََِ ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّ عْتُ حَدَّ  رَسُولَ سََِ
قُوا فَـيُوشِكُ الرَّجُلُ يََْشِي بِصَدَقتَِهِ فَـيـَقُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ تَصَدَّ لَّذِي أعُْطِيـَهَا لَوْ جِئْتَ بِِاَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

دُ مَنْ يَـقْبـَلُهَا  .بِالََْمْسِ قبَِلْتـُهَا وَأمََّا الْْنَ فَلَا حَاجَةَ لِ فِيهَا فَلَا يََِ

5) al-T{abrani, bab 4 juz 12 h.11 

عَاصِمٍ   - أبَوُ  ثَـنَا  حَدَّ  ، عَلِيٍ  بن  عَمْرُو  حَفْصٍ  أبَوُ  ثَـنَا  حَدَّ الصَّيْْفُِّ،  فَضَالَةَ  بن  بن حََّْادِ  الَْْسَنُ  ، حدثنا 
عَدِيَّ   عَ  سََِ أنََّهُ  خَلِيفَةَ  خَلِيفَةَ  بن  مُُِلُّ  ثَنِِ  حَدَّ مََُاهِدٍ،  أبَوُ  ثَـنَا  حَدَّ بِشْرٍ،  بن  سَعْدَانُ  ثَـنَا  ، بن  حَدَّ حَاتٍِِ

لَةَ وَا الْعَيـْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجَاءَ رَجُلانِ أَحَدُهُاَ يَشْكُو   ُ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يَشْكُو يَـقُولُ: كُنْتُ  لْخَرُ 
فَلا السَّبِيلِ،  قَطْعُ  وَسَلَّمَ:"أمََّا  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ اللََِّّ صَلَّى  رَسُولُ  فَـقَالَ  السَّبِيلِ،  قلَِيلٌ حَتىَّ  قَطْعَ  إِلا  عَلَيْكَ   يأَْتِ 

لَةُ فإَِنَّ السَّاعَةَ لا تَـقُومُ حَتىَّ   ، يطَوُفَ أَحَدكُُمْ بِصَدَقتَِهِ يَخْرجَُ الْعِيُْ مِنَ الِْْيَْةَِ إِلََ مَكَّةَ غَيَْْ خَفِيٍْ، وَأمََّا الْعَيـْ
دُ مَنْ يَـقْبـَلُهُ، ثَُُّ ليََقِفَنَّ أَحَدكُُمْ بَيْنَ  نَهُ حِجَاب يتَُرجِْمُ فَـلَيـَقُولَنَّ: ألمَْ وَلا يََِ نَهُ وَبَـيـْ  يدََيِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ ليَْسَ بَـيـْ

 فَلا يَـرَى إِلا  أؤُْتِكَ مَالا؟ فَـيـَقُولُ: بَـلَى، فَـيـَقُولُ: ألمَْ أرُْسِلْ إلِيَْكَ رَسُولا، فَـيـَقُولُ: بَـلَى، ثَُُّ يَـنْظرُُ عَنْ يََيِنِهِ 
 دْ فبَِكَلِمَةٍ طيَِ بَةٍ". يَـنْظرُُ عَنْ شِِاَلهِِ فَلا يَـرَى إِلا النَّارَ، فَـلْيـَتَّقِ أَحَدكُُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ  تََرَْةٍ، فإَِنْ لمَْ يََِ النَّارَ، ثَُُّ 

6) HR. Al-Baihaqi,no.10424 dan 10425 bab al-Marat yalzimuhā juz 2 hal.67- 68 
مَُُمَّدُ   -10424  : الْعَبَّاسِ  أبَوُ  ثَـنَا  حَدَّ قاَلَا  عَمْروٍ  أَبِِ  بْنُ  سَعِيدِ  وَأبَوُ  الْْاَفِظُ  اللََِّّ  عَبْدِ  أبَوُ  بْنُ أَخْبَُنَََ   

ثَـنَا سَ  عْدَانُ بْنُ بِشْرٍ يَـعْقُوبَ حَدَّثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانُِِّ أَخْبَُنَََ الضَّحَّاكُ بْنُ مََْلَدٍ أبَوُ عَاصِمٍ حَدَّ
ثَـنَا مُُِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ عَدِىِ  بْنِ حَاتٍِِ قاَلَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُ  ثَـنَا أبَوُ مََُاهِدٍ الطَّائِىُّ حَدَّ صلى -ولِ اللََِّّ  حَدَّ

لَةَ وَالْخَرُ يَشْكُو قَطْعَ    -الله عليه وسلم السَّبِيلِ قاَلَ فَـقَالَ :» لَا يَأتْىِ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُاَ يَشْكُو الْعَيـْ
تَـقُومُ السَّاعَةُ حَ  بغَِيِْْ خَفِيٍْ وَلَا  مِنَ الِْْيْةَِ إِلََ مَكَّةَ  الْمَرْأةَُ  قلَِيلٌ حَتىَّ تََْرجَُ  تىَّ يطَوُفَ أَحَدكُُمْ عَلَيْكَ إِلاَّ 

يَـقْبـَلُهَا ثَُُّ ليََفِيضُ الْمَالُ  دُ مَنْ  فَلَا يََِ نَهُ حِجَابٌ  بِصَدَقتَِهِ  وَبَـيـْ نَهُ  بَـيـْ بَيْنَ يدََىِ اللََِّّ ليَْسَ   ثَُُّ ليََقِفَنَّ أَحَدكُُمْ 
 إلِيَْكَ رَسُولًا؟ فَـيـَقُولُ يَُْجُبُهُ وَلَا تُـرْجَُاَنٌ فَـيُتَرجِْمُ لَهُ فَـيـَقُولُ ألمَْ أؤُْتِكَ مَالًا؟ فَـيـَقُولُ : بَـلَى فَـيـَقُولُ : ألمَْ أرُْسِلْ 
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فَـي ـَ بَـلَى  أَحَدكُُمْ :  فَـلْيـَتَّقِ  النَّارَ  إِلاَّ  يَـرَى  فَلَا  يَسَارهِِ  عَنْ  وَيَـنْظرُُ  النَّارَ  إِلاَّ  يَـرَى  فَلَا  يََيِنِهِ  عَنْ  وَلَوْ نْظرُُ  النَّارَ   
دْ فبَِكَلِمَةٍ طيَِ بَةٍ «. رَوَاهُ الْبُخَارىُِّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ    بْنِ مَُُمَّدٍ عَنْ أَبِِ عَاصِمٍ.بِشِقِ  تََرَْةٍ فإَِنْ لمَْ يََِ

 
الَْْسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَخْبَُنَََ أبَوُ عَمْروٍ : مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ الََدِيبُ أَخْبَُنَََ أبَوُ بَكْرٍ الِإسَْاَعِيلِىُّ أَخْبَُنَِِ    -

ثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ أَخْبَُنَََ النَّضْرُ بْ  ثَـنَا أَحَْْدُ بْنُ حَدَّ نُ شُِيَْلٍ قاَلَ وَأَخْبَُنَََ أبَوُ بَكْرٍ أَخْبَُنَِِ الْقَاسِمُ حَدَّ
ثَـنَا مُُِلُّ بْنُ خَ  ثَـنَا النَّضْرُ أَخْبَُنَََ إِسْرَائيِلُ أَخْبَُنَََ سَعْدٌ الطَّائِىُّ حَدَّ لِيفَةَ عَنْ عَدِىِ  بْنِ مَنْصُورٍ زاَجٌ قاَلَ حَدَّ

نَا أنَََ عِنْدَ النَّبِِ   حَاتٍِِ رَضِ  عَنْهُ قاَلَ : بَـيـْ  ُ وَأتَََهُ رَجُلٌ فَشَكَا إلِيَْهِ الْفَاقَةَ وَأتَََهُ    -صلى الله عليه وسلم-ىَ اللََّّ
 أنُبِْئْتُ عَنـْهَا آخَرُ فَشَكَا قَطْعَ السَّبِيلِ قاَلَ :» يََ عَدِىُّ بْنَ حَاتٍِِ هَلْ رأَيَْتَ الِْْيْةََ «. قُـلْتُ : لَمْ أرََهَا وَقَدْ 

افُ أَحَدًا إِلاَّ اللَََّّ  قاَلَ :» فإَِنْ طاَلَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَريَنََّ الظَّعِينَةَ تَـرْتََِلُ مِنَ الِْْيْةَِ حَتىَّ تَطوُفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَََ 
قَ  الَّذِينَ  دُعَّارُ طيَِ ئٍ  فَأيَْنَ  نَـفْسِى :  وَبَيْنَ  بَـيْنَِّ  فيِمَا  قُـلْتُ  حَيَاةٌ  «.  بِكَ  وَلئَِنْ طاَلَتْ  الْبِلَادَ :»  سَعَرُوا  دْ 

«. قُـلْتُ : يََ رَسُولَ اللََِّّ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ قاَلَ :» كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ وَلئَِنْ طاَلَتْ بِكَ   لتَـُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى 
دُ  فَلَا يََِ مِنْهُ  يَـقْبـَلُهُ  مَنْ  يطَْلُبُ  أوَْ فِضَّةٍ  ذَهَبٍ  مِنْ  كَفَّيْهِ  مِلْءَ  يُخْرجُِ  الرَّجُلَ  لَتَريَنََّ  مِنْ   حَيَاةٌ  يَـقْبـَلُهُ  هُ أَحَدًا 

نَهُ تُـرْجَُاَنٌ يتَُرجِْمُ لَهُ فَـيـَقُولُ : ألمَْ  نَهُ وَبَـيـْ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ يَـلْقَاهُ ليَْسَ بَـيـْ  َ أبَْـعَثْ إلِيَْكَ رَسُولًا يُـبـَلِ غُكَ    وَليَـَلْقَيَنَّ اللََّّ
شِِاَلهِِ فَلَا يَـرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ «. قاَلَ عَدِىٌّ سََِعْتُ فَـيـَقُولُ بَـلَى فَـيـَنْظرُُ عَنْ يََيِنِهِ فَلَا يَـرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ وَيَـنْظرُُ عَنْ 

دْ شِقَّ تََرَْةٍ فبَِكَلِمَةٍ طيَِ بَةٍ   -صلى الله عليه وسلم-رَسُولَ اللََِّّ   يَـقُولُ :» اتّـَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ  تََرَْةٍ فإَِنْ لمَْ يََِ
 تَـرْتََِلُ مِنَ الْكُوفَةِ حَتىَّ تَطوُفَ بِالْبـَيْتِ لَا تََاَفُ إِلاَّ اللَََّّ وكَُنْتُ فيِمَنِ «. قاَلَ عَدِىٌّ : قَدْ رأَيَْتُ الظَّعِينَةَ 

  -صلى الله عليه وسلم -افـْتـَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلئَِنْ طاَلَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ سَتَروَْنَ مَا قاَلَ أبَوُ الْقَاسِمِ  
دْ مَنْ يَـقْبـَلُهُ مِنْهُ «. رَوَاهُ الْبُخَارىُِّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ :» يُخْرجُِ الرَّجُلُ مِلْ  ءَ كَفِ هِ مِنْ ذَهَبٍ أوَْ فِضَّةٍ فَلاَ يََِ

ابْنَ   أَنَّ  بَـلَغَنَا  وَقَدْ  الْقَدِيَِ :  فِى  الشَّافِعِىُّ  قاَلَ  شُِيَْلٍ. }ش{  بْنِ  النَّضْرِ  عَنِ  بْنِ الَْْكَمِ  سَافَـرَ مَُُمَّدِ   عُمَرَ 
 بموَْلَاةٍ لَهُ ليَْسَ هُوَ لََاَ بمحَْرَمٍ وَلاَ مَعَهَا مَُْرَمٌ. 

 
c. I’tibar  dan Skema Sanad 

 Hadis-Hadis tersebut terekam dalam beberapa kitab hadis, diriwayatkan oleh 

empat orang sahabat dengan redaksi matan dan tempat yang berbeda, yaitu Adiy bin 

Hatim, Abu Musa al-Asy‘ari>, Harisah bin wahbin, dan Abu Hurairah. 



118 

 

 Adiy bin Hatim bin Abdillah adalah seorang sahabat yang memiliki kunyah 

Abu T{arif lahir dan wafat di Kufah pada tahun 28 H. menyampaikan hadis ini  

kepada seorang muridnya yaitu Muhillu bin Halifah,seorang tokoh tabi'in yang juga 

tinggal di Kufah. Seterusnya diterima oleh dua orang muridanya, yaitu Sa'd al-

T}a>‘i> dari generasi pertengahan tabi'in, dan Abu Mujahid. Keduanya 

menyampaikan kepada masing-masing seorang murid. Murid al-Tha>‘i> bernama 

Israil bin Yunus bin Abi Ishak tokoh Tabi'in, kunyahnya adalah Abu Yusuf tinggal 

dan wafat di Kufah pada Th. 160H.,  juga mengajarkan hadis ini kepada al-Nadr bin 

Syumail dari tabi'in kecil, kunyahnya: Abu al-Hasan,seterusnya mengajarkan kepada 

Muhammad bin al-Hakam dari tabi' tabi'in, kunyahnya: Abu Abdillah dan digelar al-

Ahwal lahir dan wafat di Hamash th. 233H., guru dari Imam al-Bukhari.  

Abu Mujahid juga menyampaikan kepada seorang muridnya yaitu Sa'dan bin 

Bisyr yang juga menyampaikan kepada satu orang muridnya yang bernama Abu 

Ashim seterusnya kepada Abdullah dan diterima oleh  al-Bukhari. 

Abu Musa al-Asy'ariy dikenal dengan Abdullah bin Qais r.a. menyampaikan 

hadis ini kepada muridnya yang bernama Abu Burdah atau Amir yang dikenal 

dengan al-Haris bin Abi Musa al-Asy'ariy, selanjutnya diterima oleh Buraidin Ibnu 

Abdillah bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari dan diterima oleh Abu Usamah 

Hammad bin Usamah al-Laisiy lalu menyebar kepada tiga orang muridnya  yaitu 

Muhammad bin al-'Ala, Ali bin Ja'd, dan Muhammad bin Jafar. Dari Muhammad bin 

al-'Ala Abu Kuraib diterima olehal-Bukhari, Muslim, dan al-Nasai. Kemudian dari 

Muhammad bin Ja'far diterima oleh Ahmad bin Hanbal. 

Dari Haris\ah bin Wahbin diterima oleh dua orang muridnya yaitu Abu 

Burdah dan Ma'bad bin Khalid , stelah diterima oleh Syu'bah dari Ma'bad 

disampaikan kepada Khalid, ali bin Ja'd, Yahya dan Waki' al-Asy'ari seterusnya 
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disampaikan kepada muridnya masing-masing dan diterima oleh al-Bukhari, Muslim, 

al-Nasai dan Ahmad bin Hanbal. 

Abu Hurairah menyampaikan hadis ini kepada Z|akwan (abihi) diterima oleh 

anaknya Suhail bin abi S{alih Dzakwan yang dikenal dengan Abu Yazid, seterusnya 

kepada Muhammad bin Ja'far dikodifikasi oleh Ahmad bin Hanbal. Dari Muhammad 

bin Ja'far disampaikan juga kepada Qutaibah dan diterima oleh Muslim.  

Berikut deskripsi persebaran riwayat tersebut dalam kitab-kitab hadis. Lihat 

skema berikut: 
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IV. Skema Hadis Prediktif  "Sedekah Ditolak” 

 

 

سمعت         قال    

 

 

سمعت                          عن     

 

   

عن                                    حدثنا              

 حدثنا                                                                              

 حدثنا  حدثنا   

 حدثنا   حدثنا    

 

 ا حدثن         أحبرنا                    حدثنا       حدثنا    حدثنا

 

 

حدثنا ا                    أحبرن                            

 

 

 أحبرنَ                          حدثنا                                       ناحدث أخبُنَ  

  حدثنا  حدثنا  حدثنا 

 حدثنا  

  

 حدثنا                                                                 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دُ مَنْ يَـقْبـَلُهَا مِنْهُ  : فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  يطَوُفَ أَحَدكُُمْ بِصَدَقتَِهِ لَا يََِ

 

 مُُِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ 

ُُ سَعْدٌ الطَّائِي    

 إِسْراَئيِل 

نَّضْر ال  

 

 مَُُمَّدُ بْنُ الَْْكَمِ 

 

ى البخار   

 عَدِيِ  بْنِ حَاتٍِِ 

 أبَوُ مََُاهِدٍ 

 سعدان 

 أبَوُ عَاصِمٍ النَّبيِلُ 

دٍ   عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَُُمَّ

أبَوُ مََُاهِدٍ 
 بِشْرٍ 

سَعْدَانُ  

 بْنُ 

 أَبِ مُوسَى 

 أَبِ بُـرْدَةَ 

 بُـريَْدٍ 

 أبَوُ أسَُامَة 

 مَُُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ 

 حَارثِةََ بْنَ وَهْبٍ 

 مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ 

 شُعْبَةُ 

دَمُ آ  عَلِيُّ بْنُ الْْعَْدِ  

 

دٌ   مُسَدَّ

 يَُْيََ 

 مس  ل     م 

 

 ابْنُ نُُيَْْ  

 وكَِيعٌ 

 أبو بكر 

 

بَـرَّادٍ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ   

 أَبِ هُريَْـرةََ 

بَةُ   قُ تَ ي ْ

 يَـعْقُوبُ 

 سُهَيْلٍ 

 أبَيِهِ 

ئى النس ا  

مَُُمَّدُ بْنُ  
 عَبْدِ الََْعْلَى 

 خَالدٌِ 

أحمد بن 

 حنبل 

مَُُمهدُ بْنُ  
 جَعْفَر  

 أبَوُ حَفْصٍ 

 الْْسََنُ بن حَُهادِ 

لطبرانىأ  

 أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ 

 وَأبَوُ سَعِيدِ 

 أبَوُ الْعَبَّاسِ 

 مَُُمهدُ بْنُ إِسْحَاقَ 

أبو  

 عمرو 

 أبو بكر 

 حسن بن سفيان 

إسحاق بن  

 إبراهيم 
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 أخبرنا                                                                         

 

 

d. Kritik Hadis 

1. Kritik sanad. 

Berdasarkan skema sanad tersebut, dipahami bahwa ada enam mukharrij  

yang membukukan hadis prediktif "seseorang membawa s}adaqah namun tidak ada 

seorang pun yang mau menerimanya", al-Bukhari memiliki tujuh jalur sanad, tiga 

jalur sanad diriwayatkan oleh  'Adiy bin Hātim,  hanya satu jalur yang diriwayatkan 

oleh Abu Musa, dan tiga lainnya diriwayatkan oleh Haritsah bin Wahbin. Muslim 

memiliki tiga jalur sanad dan berasal dari tiga periwayat tertinggi, yaitu masing-

masing satu diriwayatkan oleh Haritsah bin Wahbin, Abi Musa, dan Abu Hurairah. 

Al-Nasai dan Ahmad bin Hanbal masing-masing memiliki satu jalur sanad dan 

periwayat tertinggi keduanya  sama, yaitu Harisah bin Wahbin. Sedangkang al-

Tabraniy jalur sanadnya hanya satu dan periwayat tertingginya sama dengan 

periwayat tertinggi kedua jalur sanad al-Baihaqiy, yaitu Adiy bin Hātim. 

Skema sanad menampilkan empat orang periwat tertinggi (a'lā) artinya ada 

empat orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu 'Adiy bin Hātim, Abu Musa, 

Harisah bin Wahbin, dan Abu Hurairah. Karena itu dapat disimpulkan bahwa hadis 

ini memiliki syāhid. Di samping itu hadis ini juga memiliki mutābi' karena tabi'in 

yang terlibat dalam periwayatan hadis ini ada empat. Karena itu,dari segi kuantitas 

sanad, hadis ini tergolong hadis ahad  masyhur. 

Dari kelima belas riwayat yang ada, penulis memilih riwayat al-Nas>ai>- 

Muhammad bin Abd al-A’la>- Kha>lid- Syu’bah- Ma’bad bin Kha>lid- H{a>risah 

(hadis nomor: 2508)  sebagai objek kajian. 

 ألبيهقى 
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a) Muhammad bin Abd al-A‘la> 

Muhammad bin Abd al-A‘la> memiliki kunyah Abu> ‘Abdillah, dia generasi 

senior dari tabi‘ tabi‘i>n, keturunan al-S{an‘a>ni,  pada tahun 245 H tinggal dan 

wafat di Bas}rah, dia menerima hadis dari Khalid bin al-Ha>ris\, Sufyan bin 

Uyainah, dan selainnya, dan yang menerima hadis darinya adalah Al-Nas>i>, Farh 

bin Fad}a>lah bin al-Nu’ma>n. Tingkat keterpercayaannya menurut penilaian ulama 

kritikus: Abu> Zar ‘ah al-Ra>zi>, Abu> Hatim, dan Ibnu H\{ibba>n menyatakan dia 

s\iqah, al-Nasa>i> menyatakan dia la> ba’sa bih.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa antara al-Nasai> dengan 

Muhammad bin Abd al-A‘la> benar memiliki hubungan guru-murid, itu dipahami 

dari  daftar nama murid Abd. Al-A’la> terdapat nama al-Nasai>. 

b) Khalid  

Khalid bin al-H{a>ris\ adalah generasi pertengahan dari tabi ‘in, keturunan 

dari al-Haji>mi>, memiliki kunyah Abu> Us\man. Dia tinggal dan wafat di Bas}rah 

pada tahun 186 H. Belajar hadis dari: Asyasy bin Abd al-Malik, S{a>bit bin 

‘Ima>rah, Syu‘bah, dan selainnya. Muridnya antara lain: Azhar bin Jamil, Ishak bin 

Ibrahim, dan Muhammad bin Abd al-A‘la>. Penilaian ulama kritikus tentang dirinya: 

Ahmad bin Hanbal menyatakan ilaih al-muntah>a fi> al-tas\abbut bi al-Bas}rah 

(dialah yang paling kokoh pendirian agamanya dan paling kuat hafalannya di 

Basrah), Sedangkan Muhammad bin Sa‘d, dan  abu> Ha>tim al-Ra>zi> menyatakan 

dia s\iqah, al-Nasa>i> menilai dia s\iqah s\abat, al-Tirmizi> menyatakan dia s\iqah 

ma’mu>n, dan al-Da>ru Qut}ni> menyatakan ahad al-as\ba>t (dia salah seorang 

yang paling kuat hafalannya). 

c) Syu‘bah 
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Dia adalah Syu‘bah bin al-Hajja>j bin al-Ward, t}abaqah senior dari Tabi‘in, 

keturunan al-Azadi> al-Wa>sit}i>, memiliki kunyah Abu> Bast}a>m. Tinggal dan 

wafat di Basrah pada tahun 160 H. Belajar hadis dari Ibrahim bin Suwaid, Ibrahim 

bin amir bin Su‘u>d, Ma‘bad bin Khalid bin Murair, dan selainnya. Sedangkang 

yang menerima hadis darinya, antara lain: Adam bin Abi. Iyas, Ibrahim bin Sa ‘d, 

Abu al-Ja>riyah, Khalid bin al-Haris\. Ulama kritikus hadis menilainya sebagai 

periwayat terpercaya dengan tingkat s\iqah h}a>fiz\ mutqan. Sufyan al-S|auri> 

menyebutnya ami>r al-mu’mini>n fi> al-h}adi>s\, Yahya bin Sa’id al-Luqt}a>n 

menyatakan ma> raaitu ahadan qat}t}un ahsanu hadi>s\an minh, Ahmad bin 

Hanbal menyebutnya ummat wahdah fi> ha>z\a> al-sya’n, Abu Dawud al-

Sijista>ni> menyatakan laisa fi> al-dunya> ahsanu hadi>s\an minh, al-‘Ajali> 

menyebutnya s\iqah s\abat, dan Muhammad bin Sa‘d menyebutnya s\iqah ma’mu>n 

s\abat hujjah. 

d) Ma’bad bin Khalid 

Ma’bad bin Khalid bin Murair, adalah t}abaqah pertengahan dari tabi’in, 

keturunan al-Ja’li> al-Qaisi>, tinggal di Kufah dan wafat pada tahun 118 H. 

Menerima hadis dari H{a>ris\ah bin Wahb, Zaid bin ‘Uqbah, ‘Abd al-Rahman bin 

‘Abd, ‘abdullah bin Syada>d, dan selainnya. Sedangkan yang menerima hadisnya, 

adalah: Sufyan bin Sa’id bin Suruq, Syu’bah bin al-Hajja>j bin al-Ward, dan 

selainnya. Penilaian ulama terhadap dirinya: Yahya bin Ma‘i>n, al-‘Ajali<, Ibnu 

‘adi>, dan al-Nasa>i> menyebutnya s\iqah, demikian juga Ibnu Hibba>n menyebut 

namanya dalam kitab al-S|iqa>t, dan Abu> Hatim al-Ra>zi> menyebutnya s}udu>q.  

e) H{a>ris\ah 

Dia adalah H{a>ris\ah bin Wahb, t}abaqah sahabat, keturunan al-Khaza>‘i>, 

tinggal di Kufah. 
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Berdasarkan tahun wafat masing-masing periwayat yang terpaut hidup 

semasa, tempat tinggal yang berdekatan yang memungkinkan adanya pertemuan di 

antara mereka, dan s}igat tahammul wa al-ada> yang digunakan (haddas\ana>, 

akhbarana>) menunjukkan bahwa hadis tersebut diterima dengan sima‘, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut bersambung. Demikian juga, 

berdasarkan penilaian ulama kritikus yang memberi pujian terhadap kredibilitas dan 

kavasitas keilmuan para periwayat,  maka dapat dinyatakan bahwa sanad hadis ini 

adalah sahih berdasarkan kaidah kesahihan sanad hadis. 

2. Kritik Matan. 

Hadis prediktif tentang seseorang berkeliling membawa sedekahnya namun 

tidak ada satu pun orang yang mau menerimanya ada lima belas. yang terekam dalam 

kitab Shahih al-Bukhari ada tujuh,  yaitu: no.3328 kitab Manākib, no. 1322, 

1324,dan  1325, kitab al- Zakat bab al-Shadaqat qabla al-Rad, dan no.6587 kitab al-

Fitan. Dalam  Shahih Muslim ada tiga  no. 1679,1680, dan 1681 kitab al-Zakat. 

Dalam Sunan al-Nasai no.2508 kitab al-Zakat, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal 

no.17978. Dalam Mu'jam al-Kabir al-Thabrani satu, dan dalam Sunan al-Kubra al-

Baihaqi no.1424 dan 10425. 

Redaksi matan hadis tersebut cukup bervariasi, hadis yang berasal dari Adiy 

bin Hatim yang sampai pada al-Bukhari, al-Baihaqi, dan al-Tabrani ada dua versi. 

Yang diriwayatkan oleh Abi Musa dan sampai kepada al-Bukhari danmuslim satu 

versi, dan yang diriwayatkan oleh Harisah bin Wahbin sampai kepada al-Bukhari, 

Muslim,  al-Nasai dan Ahmad bin Hanbal satu versi. Dan yang diriwayatkan oleh 

Abu Hurairah sampai kepada Muslim juga satu versi.  

Redaksi matan al-Bukhari dari Adiy jalur Abdullah bin Muhammad dan Abu 'Ashim,  

دُ مَنْ يَـقْبـَلُهَا مِنْهُ  يطَوُفَ أَحَدكُُمْ بِصَدَقتَِهِ فإَِنَّ السَّاعَةَ لَا تَـقُومُ حَتىَّ   لَا يََِ
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Redaksi matan  ini sama dengan redaksi matan yang ada dalam al-Tabrani dan al-

Baihaqi yang juga berasal dari Adiy bin Hatim. Tetapi berbeda dengan redaksi matan 

al-Bukharidari Adiy  jalur Muhammad bin al-Hakam yang menggunakan lafal  

دُ أَحَدًا يَـقْبـَلُهُ مِنْهُ نَّ الرَّجُلَ يُخْرجُِ لَتَريََ   مِلْءَ كَفِ هِ مِنْ ذَهَبٍ أوَْ فِضَّةٍ يطَْلُبُ مَنْ يَـقْبـَلُهُ مِنْهُ فَلَا يََِ
Meski pun demikian dapat dipahami bahwa hadis tersebut hanya berbeda pelafalan. 

Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna. 

Berbeda halnya dengan redaksi matan al-Bukhari dari Abi Musa jalur 

Muhammad bin al-'Alā 

دُ أَحَدًا يأَْخُذُهَ  هَبِ ثَُُّ لَا يََِ ا مِنْهُ وَيُـرَى الرَّجُلُ ليََأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يطَوُفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنْ الذَّ
ب ـَ  .  عُهُ أرَْبَـعُونَ امْرأَةًَ يَـلُذْنَ بهِِ مِنْ قِلَّةِ الر جَِالِ وكََثْـرَةِ النِ سَاءِ الْوَاحِدُ يَـتـْ

 Ini sama dengan redaksi matan Muslim dari Abi Musa jalur Abdullah bin Barrād 

دُ أَحَدًا يأَْخُذُهَا مِنْهُ وَيُـرَى الرَّجُلُ ليََأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يطَوُفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنْ  هَبِ ثَُُّ لَا يََِ الذَّ
بـَعُهُ أرَْبَـعُونَ امْرأَةًَ يَـلُذْنَ بهِِ مِنْ قِلَّةِ الر جَِالِ وكََثْـرَةِ النِ سَاءِ .   الْوَاحِدُ يَـتـْ

 

Redaksi matan al-Bukhari dari harisah bin Wahbin melalui jalur Adam 

الرَّجُ  يَـقُولُ  يَـقْبـَلُهَا  مَنْ  دُ  يََِ فَلَا  بِصَدَقتَِهِ  الرَّجُلُ  يََْشِي  زَمَانٌ  عَلَيْكُمْ  يأَْتِ  فإَِنَّهُ  قُوا  بِِاَ تَصَدَّ جِئْتَ  لَوْ  لُ 
 بِالََْمْسِ لَقَبِلْتـُهَا فَأَمَّا الْيـَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِ بِِاَ  

Redaksi matan al-Bukhari dari Harisah bin wahbin melalui jalur Ali Bin Ja'd dan 

jalur Musaddad 

قُوا فَسَيَأْتِ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يََْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقتَِهِ فَـيـَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِِاَ بِالََْمْسِ ل قَبِلْتـُهَا مِنْكَ فأََمَّا تَصَدَّ
 ا الْيـَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِ فيِهَ 

Redaksi matan Muslim dari Harisah bin Wahbin jalur Abu Bakr bin Abi Syaibah: 

تـَنَا بِِاَ بِالَْمَْسِ قبَِلْتـُهَ  قُوا فَـيُوشِكُ الرَّجُلُ يََْشِي بِصَدَقتَِهِ فَـيـَقُولُ الَّذِي أعُْطِيـَهَا لَوْ جِئـْ ا فَأمََّا الْْنَ فَلَا تَصَدَّ
دُ مَنْ يَـقْبـَلُهَا حَاجَةَ لِ بِِاَ   فَلَا يََِ

Redaksi matan Muslim dari Abu Hurairah jalur Qutaibah 
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ي ـَ دُ أَحَدًا  فَلَا يََِ مَالهِِ  بزِكََاةِ  الرَّجُلُ  الْمَالُ وَيفَِيضَ حَتىَّ يَخْرجَُ  يَكْثُـرَ  تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ  مِنْهُ وَحَتىَّ  لَا  قْبـَلُهَا 
 بِ مُرُوجًا وَأَنْْاَراً.تَـعُودَ أرَْضُ الْعَرَ 

Redaksi matan Al-Nasai dari Harisah bin Wahbin jalur Muhammad bin Abd al-A'lā 

قُوا فإَِنَّهُ سَيَأْتِ عَلَيْكُمْ زمََانٌ يََْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقتَِهِ فَـيـَقُولُ الَّذِي يُـعْطاَهَا لَوْ جِئْتَ بَِِ  ا ا بِالََْمْسِ قبَِلْتـُهَ تَصَدَّ
 فَأَمَّا الْيـَوْمَ فَلَا. 

Redaksi matan Ahmad bin Hanbal dari Harisah bin Wahbin jalur Muhammad bin 

Ja'far- Syu'bah-Ma'ban bin Khalid: 

قُوا فَـيُوشِكُ الرَّجُلُ يََْشِي بِصَدَقتَِهِ فَـيـَقُولُ الَّذِي أعُْطِيـَهَا لَوْ جِئْتَ بِِاَ   بِالََْمْسِ قبَِلْتـُهَا وَأمََّا الْْنَ فَلَا تَصَدَّ
دُ مَنْ يَـقْبـَلُهَا.   حَاجَةَ لِ فِيهَا فَلَا يََِ

Perbandingan variasi matan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

variasi matan itu identik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam 

sejumlah rincian kecil. Perbedaan yang signifikan adalah pada versi matan Adiy bin 

Hatim dengan versi matan Abu Musa- Wahbin dan Abu Hurairah. Bukan hanya 

berbeda dari pelafalan, tetapi juga pada struktur matan. Karena itu menurut peneliti, 

fersi Abu Musa-Harisah bin Wahb, dan Abu Hurairah adalah matan yang memiliki 

karakter masing-masing yang menunjukkan bahwa kedua fersi tersebut  independen 

dan merupakan pendukung pada hadis Adi> bin Ha>tim. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis yang 

sedang diteliti- prediktif “seseorang berkeliling membawa s}adaqahnya namun 

ditolak”- yang diriwayatkan oleh al-Nasa>i> Muhammad bin Abd al-A’la>- 

Kha>lid- Syu’bah- Ma’bad bin Kha>lid- H{a>risah adalah s}ahih berdasarkan 

kaidah kesahihan sanad dan matan. Karena itu, dapat diterima dan dijadikan sebagai 

hujjah. 
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2. Mencari Harta Tanpa Peduli Halal atau Haram 

a. Redaksi Hadis 

مَا   النَّاسِ زمََانٌ  عَلَى  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَْتِ   ُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مِنْ أيَْنَ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ  يُـبَالِ الرَّجُلُ 
 179أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أوَْ حَرَامٍ 

b. Takhrij Hadis 

Hadis tersebut terekam dalam: Shahih al-Bukhari kitab al-Buyu', bab Quluh 

ta'ālā lā ta'jku\lū al-ribā, no. 1941, dan 1918 (setelah diamati hadis tersebut sama 

atau berulang), Sunan al-Nasāī, kitab buyu', bab ijtināb syubhat fī al-Kasb, no. 4378, 

Musnad Ahmad bin Hanbal, no. 9462, dan 10159, dan 9247, Sunan al-Darimī kitab 

al-Buyu', no. 2424, dan dalam al-Baihaqī, no. 10705, juz 2, h. 428.180 

1) HR.al-Bukhari No. 1941 dan 1918Kitab al-Buyu’ Bab Qauluh Ta’ālā lā 

ta’kulū al-Ribā 

ثَـنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُُِيُّ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ عَنْ النَّبِِ  صَلَّى -1 ثَـنَا ابْنُ أَبِ ذِئْبٍ حَدَّ ثَـنَا آدَمُ حَدَّ ُ   حَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََّّ
 قاَلَ ليََأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُـبَالِ الْمَرْءُ بماَ أَخَذَ الْمَالَ أمَِنْ حَلَالٍ أمَْ مِنْ حَرَامٍ 

ثَـنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُُِيُّ عَنْ أَبِ هُرَيْـرةََ رَضِيَ اللََُّّ   -2 ثَـنَا ابْنُ أَبِ ذِئْبٍ حَدَّ ثَـنَا آدَمُ حَدَّ  عَنْهُ عَنْ النَّبِِ  صَلَّى حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ يأَْتِ عَلَى النَّاسِ زمََانٌ لَا يُـبَالِ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أمَِنَ الَْْلَالِ أَ   مْ مِنْ الْْرََامِ اللََّّ

2) HR. al-Nasai No. 4378, Kitab al-Buyu’ Bab Ijtinab syubhat fi al-Kasb 

ثَـنَا أبَوُ دَاوُدَ الْْفََريُِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَُُمَّدِ  ثَـنَا الْقَاسِمُ بْنُ زكََريََّ بْنِ دِينَارٍ قاَلَ حَدَّ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ عَنْ   حَدَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَْ   ُ تِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُـبَالِ الرَّجُلُ الْمَقْبُُِيِ  عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 .مِنْ أيَْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أوَْ حَرَامٍ 
3) HR. Ahmad bin Hanbal No. 9462, 9247. 

 

179 Al-Nasai, Sunan al-Nasā’iy “No. 4378, Kitab al-Buyu’ bab Ijtināb al-Syubhāt”CR. 

Maūsū’at al-Hadīts al-Ayarif 

180 CD. Program Mausū'ah al-Hadis al-Syarif, dan CD. Maktabah al-Syāmilah. 
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ثَـنَا يزَيِدُ قاَلَا أَخْبَُنَََ ابْنُ أَبِ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ    -9462 ثَـنَا حَجَّاجٌ قاَلَ وَحَدَّ الْمَقْبُُِيِ  عَنْ أَبِ هُرَيْـرةََ عَنْ  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ليََأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُـبَالِ الْمَرْءُ بماَ أَخَذَ مِ   نْ الْمَالِ بَِِلَالٍ أوَْ بَِِرَامٍ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ثَـنَا ابْنُ أَبِ ذِئْ   -9247 ثَـنَا يزَيِدُ حَدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ بٍ عَنْ الْمَقْبُُِيِ  عَنْ أَبِ هُرَيْـرةََ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 قاَلَ ليََأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُـبَالِ الْمَرْءُ أَبَِِلَالٍ أَخَذَ الْمَالَ أمَْ بَِِرَامٍ 

ثَـنَا يَُْيََ ، عَنِ ابْنِ أَبِ ذِ 10159- ثَـنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِ هُريَْـرَةَ ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََُّّ  حَدَّ ئْبٍ ، قاَلَ : حَدَّ
 .أوَْ بَِِرَامٍ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : ليََأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُـبَالِ الْمَرْءُ بماَ أَخَذَ مِنَ الْمَالِ بَِِلَالٍ ،

4) HR. Al-Darimi No. 2424, Kitab  
ثَـنَا ابْنُ أَبِ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُُِيِ  عَنْ أَبِ هُرَ  - ثَـنَا أَحَْْدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ يوُنُسَ حَدَّ يْـرَةَ أَنَّ رَسُولَ حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ليََأْتِيَنَّ زمََانٌ لَا ي ـُ  بَالِ الْمَرْءُ بماَ أَخَذَ الْمَالَ بَِِلَالٍ أمَْ بَِِرَامٍ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
5) HR. al-Baihaqiy, no. 10705,  juz 2, h. 428 

- أَحَْْدُ بْنُ مَُُمَّدٍ  اسِ : أَخْبَُنَََ أبَوُ طاَهِرٍ الْفَقِيهُ وَأبَوُ عَبْدِ اللََِّّ الْْاَفِظُ وَأبَوُ زكََريََّ بْنُ أَبِِ إِسْحَاقَ وَأبَوُ الْعَبَّ 
ثَـنَا أبَوُ الْعَبَّاسِ : مَُُمَّدُ بْنُ يَـعْقُوبَ أَخْبَُنََ   مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدِ  الشَّاذْيََخِىُّ وَأبَوُ سَعِيدِ بْنُ أَبِِ عَمْروٍ قاَلُوا حَدَّ

ثَنَِّ ابْنُ أَ  بِِ ذِئْبٍ عَنْ سَعيِدِ بْنِ أَبِِ سَعِيدٍ الْمَقْبُُِىِ  عَنْ أَبِِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ الَْْكَمِ أَخْبَُنَََ ابْنُ أَبِِ فُدَيْكٍ حَدَّ
ا أَخَذَ الْمَالَ هُرَيْـرةََ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ :» ليََأتِْيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمََانٌ لَا يُـبَالَِ الْمَرْءُ بمَِ 

 c. I’tibār Hadis بَِِلَالٍ أمَْ بَِِرَامٍ «.

 Hadis tersebut diriwayatkan oleh hanya seorang sahabat, yaitu Abu Hurairah, 

kemudian diterima oleh dua orang muridnya: Ibnu Abī Z|i’bin dan Muhammad bin 

Abdi al-Rahman. Dari Ibnu Abī Z|i’bin menyebar kepada 5 orang muridnya: Yahya, 

Yazid, dan Hajja>j kemudian dikodifikasi oleh Ahmad bin Hanbal., melalui Adam 

dikodifikasi oleh al-Bukhari, melalui Abdullah bin Yunus- Ahmad bin Abdullah, 

dikodifikasi oleh al-Darimiy., dan melalui Ibnu Abi Fudaik- Muhammad bin 

Abdullah- al-;Abbas Muhammad bin Ya’qub- Abu Sa’id bin Abi ‘Amr, Abu al-

Abbas Ahmad bin Muhammad, Abu Zakariya bin Abi Ishaq, Abu Abdillah dan Abu 

Thahir al-Faqih lalu dikodifikasi oleh al-Baihaqi. Sedangkan Muhammad bin Abdi 

al-Rahman menyampaikan  hanya kepada seorang muridnya: Sufyan, diterima Abu 
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Dawud al-Hafariy lalu menyampaikan kepada al-Qashim, dan dikodifikasi oleh al-

Nasai dan al-Bukhari. Untuk mengetahui lebih jelas penyebaran hadis tersebut, 

perhatikan skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Skema Hadis prediktif: “Mencari Harta Tanpa Peduli Halal atau 

Haram” 

 

 

 

 

 

 قال                                                            

 

 

 

 عن                                                              

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ ليََأتِْيََه عَلَى النهاسِ زمََانٌ لََ يُ بَالِ الْمَرْءُ بِاَ أَخَ  ذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَال  أَمْ مِنْ حَرَام عَنْ النهبِيِ صَلهى اللَّه  

هُرَيْ رَةأَبِ   

 سَعِيدٌ الْمَقْبُريِ  
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 عن                حدثنا                  

 

 

 عن حدثنى                         

 حدثنا  أخبرنا حدثنا 

 

 

 عن أخبرنا   

  حدثنا  

 

 حدثنا                                                    حدثنا                                                              حدثنا   

 أخبرنى                                                                                       

 

 حدثنا   

 

   

 

 

 

 أخبرنا                                  

 

 

 

d. Kritik Hadis  

1. Kritik sanad. 

 Tampak dari skema tersebut bahawa hadis ini tidak memiliki syāhid, dan 

terekam dalam lima kitab: Shahih al-Bukhāri, sunan al-Nasaiy, Musnad Ahmad Ibnu 

Hanbal, sunan al-Darimiy, dan al- Baihaqi. Untuk mengetahui kualitas hadis 

tersebut, penulis memilih jalur sanad al-Nasaiy- al-Qāshim- Abu Dawud al-Hafariy- 

Sufyan- Muhammad bin Abdu al-Rahman- Sa’īd al-Maqburiy- Abu Hurairah,  untuk 

diteliti. 

ذِئْبابْنُ أَبِ   

 آدَمُ 

البخـارى 

   

 محمد بن عبد الرحمان 

 سفيان

 أبلو داود 

م  القاس  

 النسـا ئى 

 حجـاج يزيد

 أحمد بن حنبل 

 يحيى 

 البيهقى  

أبو سعيد بن أبى  

 عمرو 

ابو عبدالله   أبو العباس 

  

ابو زكريا     

         

أبو طاهر 

      

محمد بن عبد 

 الل

 أبى فديق

رمى الد   

أحمد بن عبد  

 الل
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a) Mukharrij: al-Nasa>i> 

 Dia adalah Abdu al-Rahman ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sanan bin Bahr 

bin Dinar, Abu Abdi al-Rahman al-Nasāiy, nisbah dari Nasa’, kota terkenal di 

Khurasan.  Lahir di Nasa’ pada tahun 210 H. Dia merupakan tokoh agama dan imam 

hadis, dan menjadi panutan bagi ahli-ahli hadis dalam mengetahui al-Jarh wa al-

Ta’dīl.181 Wafat di Plestina, menurut pendapat lain bahwa di Mekah pada tahun 303 

H. dalam usia 88 tahun182 belajar hadis di Kurasān, Iraq, Hijaz, Mesir, Syam dan di 

jazirah Arab. 

 Al- Hakim Abu abdillah berkata:”Aku mendengar Daru Qutni pernah 

mengatakan lebih dari sekali:” Abu Abdu al-Rahman diunggulkan di atas semua ahli 

hadis yang terkenal pada masanya, dalam hal mengkritik dan menilai periwayat. Dia 

sangat menjaga riwayat dan sangat wara’. Suatu saat dia pernah mengatakan dalam 

sunannya, di mana ia meriwayatkan dari Harits bin Miskin: hākdzā quria ‘alaih wa 

ana asma’ (demikianlah dibacakan kepadanya secara langsung dan aku 

menyimaknya)”. Ia tidak mengatakan ketika memberikan riwayat:” haddatsanā 

(telah disampaikan kepada kami), atau akhbaranā (telah diberitakan kepada kami), 

sebagaimana yang ia katakan dalam riwayat-riwayat lain yang diperoleh dari para 

gurunya. 

 Dia menerima riwayat hadis dari Ishaq bin Rahawaih, Abu Dawud al-

Sijistaniy, Muhammad bin Ghaelan, Qutaibah bin Sa’id, Ali bin Hsyram, dan yang 

lainnya yang berasal dari Khurasan, Hijaz, Jazirah, Mesir, Syam dan lain-lin.183 

 

   181Muhammad Abu Zahw,Al-Hadīts wa al-Muhadditsūn, terjemahan: Abdi Pemi Karyanto,Lc 

dan Mukhlis Yusuf Arbi,Lc dengan judul” The Histori Of Hadits Hitoriografi Hadis Nabi dari Masa 

ke Masa, (Cilangkap: Keira Publishing, Cet.II 2017), h. 307. 

182Ibnu Hajar al-Asqalāniy, Tahdzīb al-Tahdzīb, juz I, h. 39 dalam CD. Rom al-Maktabat al-

Syāmilah. 

183Muhammad Abu Zahw,Al-Hadīts wa al-Muhadditsūn, h. 308 
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b) al-Qās}im 

 Nama lengkapnya: al-Qāshim bin Zakariyyā bin Dinar abu Muhammad al-

Qurasyiy al-Thahhan al-Kufiy. T}abaqah 11 generasi pertengahan kelompok ulama 

yang menerima hadis dari tabi’tab’in, keteurunan al-Qurasyiy al-Thahhan,menetap di 

Kufah, wafat pada tahun 250 H. dalam usia 95 tahun. Belajar hadis kepada:  Ahmad 

bin al-Mufadhdhal Abu ‘Ali, Ishaq bin Manshur, Ismail bin Aban Abu Ishaq, al-

Husain bin Ali bin al-Walid Abu ‘Abdillah, Hammad bin Usamah bin Zaid Abu 

Usamah, ‘Amr bin Sa’d bin ‘Ubaid Abu Dawud, Mush’abbin al-Miqdam Abu 

‘Abdillah, Muawiyah bin Amr bin al-Muhlab Abu ‘Amr, dan lainnya. Dia 

merupakan salah seorang guru  Imam Muslim menerima hadis darinya sebanyak 20 

hadis., al-Tirmidziy, al-Nasaiy, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal. Tingkat 

keterpercayaannya menurut al-Nasaiy dan Ibnu Hibban dia ṡiqah. 

c) Abu Dawud al-Hafariy 

Dia adalah Umar bin Zaid: Sa’d bin ‘Ubaid, Abū Dawud al-Hafariy al-Kufiy. 

T}abaqah ke 9 dari generasi tabi’ tabi’in yunior. Wafat di Kufah pada tahun 203 H. 

Ulama hadis yang meriwaytkan hadisnya: Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, al-

Nasaiy, dan Ibnu Majah. Tingkat keterpercayaannya banyak mendapatkan pujian dari 

ulama kritikus hadis. Misalnya: Ibnu Hajar, Ibnu Hibban menilainya ṡiqah, Ibnu 

Wad}āh menambahkan bahwa dia juga merupakan penduduk Kufah yang paling 

zuhud., al-Z|ahabiy menyatakan: saya tidak mengetahui ulama di Kufah yang 

mengalahkan ibadahnya. Al-‘Ajaliy menyatakan: dia hāfidzh li hadītsih, tsabat  

(sangat kuat hafalan hadisnya). Abū Hatim menilainya s}udu>q, dia seorang laki-laki 

salih. Menurut Ibnu Sa’d dia za>hid dan tawa>d}’.184 Tampaknya, tidak ada ulama 

 

184CD. Program Al-Maktabat al-Syāmilah dan CD. Program Maūsū’ah al-Hadīts al-Syarīf. 
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kritikus hadis yang mencela keterpercayaannya. Karena itu riwyat hadisnya layak 

diterima daan dijadikan hujjah. 

d) Sufyan. 

Dia adalah Sufyan bin Sa’īd bin Surūq al-Tsauriy Abu Abdillah al-Kufiy. 

Lahir pada tahun 97 H. T}abaqah ke 7 tokoh tabi’ tabi’in, keturunan al-S|auriy. 

Kunyah abu Abdillah, tinggal di Kufah dan wafat di Bashrah pada tahun 161 H. 

Ulama hadis yang meriwayatkan hadisnya: al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-

Tirmizi, al-Nasaai, dan Ibnu Majah. Tingkat keterpercayaannya mendapat pujian dari 

ulama kritikus hadis. Misalnya: Ibnu Hajar menyatakan ṡiqah hāfidzh faqih ‘ābid 

imām hujjah.tetapi terkadang tadlīs. Menurut al-Zahabiy dia imam, salah seorang 

yang dalam ilmunya lagi zuhud, Ibnu al-Mubarak menyatakan saya tidak pernah 

menulis hadis dari seseorang yang lebih mulia darinya, Warqa’ juga menyatakan 

tidak pernah ditemukan seseorang yang bernama Sufyan yang menyamainya. 

Ahmad bin Abdullah al-‘Ajaliy menyatakan: penduduk Kufah yang paling 

baik sanad hadisnya adalah Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Alqamah dari 

Abdullah. Sama halnya dengan Syu’bah, Sufyan bin ‘Uyainah, Abū ‘Āshim al-Nabīl, 

Yahya bin Ma’īn dan lainnya menyatakan bahwa Sufyan adalah amīr al-Mukminīn fī 

al-Hadīts. ‘Abdullah bin al-Mubārak mengatakan bahwa saya menulis hadis dari 

seratus ribu orang syaikh, tidak ada yang mengalahkan kemuliaan Sufyan. ‘Abbas al-

Dauriy mengatakan: saya melihat Yahya bin Ma’in, tidak ada seseorang  yang 

mengalahkan Sufyan pada zamannya di bidang fiqhi, hadis, kezuhudan dan dalam 

segala hal. Sufyan bin ‘Uyainah menyatakan, Ahli hadis ada tiga: Ibnu ‘Abbas pada 

zamannya, al-Sya’biy pada zamannya, dan al-Tsauriy pada zamannya. 

e) Muhammad bin Abdi al-Rahman 
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Dia adalah Muhammad bin Abdi al-Rahman bin al-Mugirah bin al-Harits bin 

abi dzi’b al-qurasyiy al-‘Āmiriy, Abu al-Harits al-Madaniy. Lahir pada tahun 80 H., 

T}abaqahke tujuh dari tabi’ tabi’in senior, Wafat pada tahun 158 H. menurut 

pendapat lain pada tahun 159 H. Hadisnya diriwayatkan oleh: al-Bukhariy, Muslim, 

Abu Dawud, al-Tirmiziy, al-Nasai, dan Ibnu Majah. 

Tingkat keterpercayaannya menurut Ibnu Hajar dia ṡiqah lagi ahli di bidang 

fiqhi. Dari Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal mengatakan: Ibnu Abi Dzi’bin adalah 

ṡiqah, s}udu>q melebihi Anas bin Malik, hanya saja Malik lebih menjaga tokoh-

tokoh hadis yang diterima hadisnya, sedangkan Ibnu Abi Dzi’bin tidak peduli dengan 

ulama yang pernah diterima hadisnya, dia juga laki-laki shalih dan menyerukan yang 

ma’ruf dan mencegah yang munkar. Dari Yahya bin Ma’in, Ahmad bin Sa’d bin Abi 

Maryam mengatakan Ibnu Abi Dzi’bin itu ṡiqah dan semua periwayat yang 

meriwayatkan hadisnya adalah ṡiqah kecuali Abu Jabir al-Bayad}iy. Abu Dawud 

juga mengatakan bahwa saya mendengar Ahmad bin Shalih berkata: para guru hadis 

Ibnu Abi Dzi’bin semuanya ṡiqah kecuali Abu Jabir al-Bayadhiy.185 

Al-Nasa>i> menilainya ṡiqah, Ya’qub bin Syaibah menyatakan dia ṡiqah 

s}udu>q. Al-Khilal juga menilai dia ṡiqah.186 Tampaknya tidak ada seorang ulama 

kritikus hadis yang menecela keterpercayaannya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dia memenuhi kreteria periwayat yang layak diterima hadisnya 

dan dapat dijadikan sebagai pedoman.  

f) al-Maqburiy 

 

185CD. Rom al-Maktabah al-Syāmilah 

186CD. Program Maūsū’ah al-Hadīts al-Syarīf. 
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Dia adalah Sa’id bin Abi Sa’id Kaisān al-Maqburiy. T}abaqah ke tiga dari 

generasi pertengahan tabi’in Madinah. Hadisnya diriwayatkan oleh: al-Bukhari, 

Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, al-Nasaiy, dan Ibnu Majah. 

Dia menerima hadis dari beberapa sahabat Nabi. Misalnya: Anas bin Malik 

bin al-Nadhr bin Dha’dham bin Zaid bin Haram Abu Hamzah, Khuwailid bin ‘Amru 

bin Shakhr Abu Syarih, Aisyah binti Abi Bakr al-Shiddiq Ummu Abdillah, Abdu al-

Rahman bin Shakhr Abu Hurairah, dan lainnya. Riwayat hadisnya diterima oleh 

murid-muridnya, antara lain: Ibrahim bin al-Fadhl Abu Ishaq, Usamah bin Zaid Abu 

Yazid, Zaid bin Abi Anisah Abu Usamah, Sa’id bin Abi Hilal Abu al-‘Alā, Suhail 

bin Abi Shalih Z|akwan Abu Yazid, Thalhah bin Abi Said Abu Abdi al-Malik, 

Muhammad bin Zaid bin al-Muhajir, Muhammad bin Abdu al-Rahman bin al-

Mugirah bin al-Harits Abu al-Harits, dan selainnya. 

Tingkat keterpercayaannya menurut Ibnu Hajar dia ṡiqah, tetapi dia tagayyur 

empat tahun sebelum wafatnya. Dia wafat sekitar pada tahun 120 H. Menurut al-

Dzahabiy dia tidak punya cacat. Ali bin Ibnu al-Madiniy, Muhammad bin Sa’d, 

Ahmad bin Abdullah al-‘Ajaliy, Abu Zar’ah, al-Nasaiy, dan Abd. al-Rahman bin 

Yusuf bin Harasy, memujinya dengan menyatakan bahwa dia ṡiqah. Menurut Abu 

Hatim dia s}udu>q. Al-Waqidiy dan Ya’qub bin Syibah mengatakan pada saat umur 

tuanya dia ikhtalath, sekitar empat tahun sebelum wafatnya, dan sejak dia ikhtilath 

maka tidak ada lagi yang belajar hadis darinya.187Dengan demikian, disimpulkan 

bahwa dia memenuhi kreteria periwayat yang dapat diterima dan dijadikan hujjah 

riwayat hadisnya. 

g) Periwayat tingkat a’lanya adalah Abu Hurairah.  

 

187Alauddin Ali Ridha, Nihāyat al-Igtibāth bi man ruwiya bi al-Ikhtilāth wa huwa dārisat, 

(ttp. Cet.I, 1988) dalam CD. al-Maktabat al-Syāmilah. 
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Namanya adalah Abdu al-Rahman bin Sakhr al-Dawsi (salah satu kabilah di 

Yaman), kunyah-nya Abu Hurairah yang berarti “bapak kucing”. Pada saat 

Rasulullah melihatnya membawa kucing kecil, maka sejak itu pula Nabi 

memanggilnya dengan nama itu (abu Hurairah). Dia masuk Islam dan bertemu 

dengan Rasulullah saw. Pada tahun terjadinya Perang Khaibar tahun ke 7 H. Dia 

adalah orang yang paling banyak memiliki hafalan hadis di masanya, sekalipun dia 

tidak terlalu lama menyertai Rasulullah saw. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, 

antara lain: 

Pertama, Keaktifannya menghadiri majlis Nabi. Imam al-Bukhari dan 

Muslim meriwayatkan bahwa abu Hurairah berkata;” Sesungguhnya kalian akan 

mengira-ngira bagaimana mungkin Abu Hurairah memiliki banyak hadis Nabi saw., 

maka ketahuilah sesungguhnya aku adalah seorang yang miskin, kebutuhanku hanya 

sebatas terganjalnya perutku sehingga aku senantiasa menyertai Nabi. Sedangkan 

kaum Muhajirin sibuk melakukan transaksi jual beli di pasar, dan orng anshar sibuk 

mengurusi harta mereka, suatu ketika saya menghadiri salah satu majlis Nabi saw., 

beliau bersabda” Siapa yang siap membentangkan sorbannya sehngga aku duduk 

menyampaikan perkataanku kemudian dia mengikatnya untuk dibawa, maka niscaya 

dia tidak pernah melupakan sesuatu apapun yang pernah dia dengar dariku”. Lantas 

aku membentangkan sorbanku sampai beliau seslesai menyampaikan hadisnya, 

kemudian aku mengikat sorban itu kepadku, maka demi zat yang jiwaku berada 

dalam genggamannya, aku sama sekali tidak pernah melupakan apa saja yang aku 

dengar dari beliau”.188 

Kedua, Rajin menghadiri majlis-majlis Nabi saw. 

 

188 Muhammad Abu Zahw,Al-Hadīs\ wa al-Muhaddis\ūn,  h. 117-118 
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Ketiga. Selalu menemani Rasulullah karena ia merupakan penghuni suffah di 

Masjid Nabawi.  

Keempat, banyak berjumpa dengan para sahabat senior, sekali pun Nabi telah 

wafat. Ia berusia panjang, yaiytu 78 tahun setelah Nabi wafat.189 

Abu Hurairah wafat di Madinah pada tahun 57 H. dalam usia 78 tahun. 

Segala waktunya dihabiskan untuk berkhidmah pada hadis Rasululah saw.  

Berdasarkan uraian tersebut, ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan kaidah 

kesahihan sanad, semua periwayat yang terlibat dalam jalur sanad al-Nasaiy, 

semuanya memenuhi kreteria periwayat yang dapat diterima riwayat hadisnya untuk 

dijadikan sebagai hujjah (pedoman), baik dari segi tingkat kredibilitas maupun 

tingkat kemampuan itelektuanya. Demikian juga ketersambungan sanadnya, tidak 

ditemukan adanya keterputusan sanad, karena hubungan para guru dan murid dapat 

dibuktikan dengan adanya keterpautan umur yang sezaman, wilayah tempat tinggal, 

yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar mengajar hadis. 

2. Kritik matan. 

Terdapat dua variasi redaksi matan hadis yang terdapat dalam tujuh jalur 

sanad yang ditulis oleh lima orang mukharrij dalam kitab hadisnya, redaksi matan 

yang digunakan oleh Ibnu Z|ikbin berbunyi: 

 ليََأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُـبَالَِ الْمَرْءُ بماَ أَخَذَ الْمَالَ بَِِلَالٍ أمَْ بَِِرَامٍ  
(pasti akan daatang suatu zaman, di maana manusia tidak peduli dengan cara apa dia 

dapatkan hartanya, dengan cara halal atau dengan cara haram). Redaksi matan 

tersebut menggunakan lam dan nun taukid  )َّليََأْتِيَن) mengandung makna prediksi yang 

kuat. Kemudian llafa yang menunjuk arti manusia, menggunakan term  ُالْمَرْء , Ini 

terekam  daalam kitab Shahih al-Bukharihadis no.1941, Musnad Ahmad bin Hanbal 

 

189 Dr. abdul Majid Khon, M.ag, Ulumul Hadis, (Jakarta: amzah, November 2012) 
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hadis no. 9462, 10159, dan 9620, Sunan al-Darimi hadis no. 2424, dan dalam Sunan 

al-Baihaqi al-Kubrā hadis no.10705. Sementara redaksi matan riwayat Muhammad 

bin Abdu al-Rahman, berbunyi: 

 يأَْتِ عَلَى النَّاسِ زمََانٌ مَا يُـبَالِ الرَّجُلُ مِنْ أيَْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أوَْ حَرَامٍ.  
(Akan datang suatu masa kepada manusia, di mana seseorang tidak peduli dari mana 

dia memperoleh hartanya, dari yang halal atau dari sesuatu yang haram.) Redaksi 

matan ini terekam hanya dalam kitab Sunan al-Nasaiy. 

 Nampak dari perbandingan kedua redaksi matan tersebut, bahwa lafaz} 

prediksi     ِيأَْت dalam redaksi matan Muhammad bin Abdu al-Rahman, menggantikan 

lafadzh  َّليََأْتِيَن , kemudian lafal  ُالرَجُل menggantikan  ُء أيَأنَ     kalimat ,الأمَرأ ب  ةِنأ          أصا 

menggantikan kalimat    َأخََذ بِمَا  dalam redaksi matan Ibnu Z|ikbin. Perbedaan redaksi 

tersebut tidak menimbulkan perbedaan makna, karena itu dapat dipahami bahwa 

hadis ini diriwayatkan secara makna. Demikian juga makna yang terkandung pada 

redaksi matan Ibnu Z|ikbin yang sedikit ada perbedaan dengan redaksi matan 

Muhammad bin Abdu al-Rahman, tidak ada yang bertentangan dengan al-Qur’an, 

Hadis yang lebih kuat, akal sehat, fakta sejarah, dan lainnya, sehingga matan hadis 

ini dapat dinyatakan shahih. 

 Dengan demikian, berdasarkan kaidah kesahihan sanad dan matan hadis, 

disimpulkan bahwa hadis perediktif - adanya suatu masa, manusia tidak peduli 

dengan harta yang didapatkan apakah halal atau haram –  jalur sanad al-Nasiy -  al-

Qashim – abu Dawud al- Hafariy- Sufyan- Muhammad bin Abdu al-Rahman- Sa’id 

al-Maqburiy- Abu Hurairah, dari segi kuantitas tergolong hadis ahad garīb, dan dari 

segi kualitas sanad dan matan,hukumnya s}ahi>h li z\a>tih. Dengan demikian hadis 

tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai hujjah. 

C. Bidang Sosial 
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1. Budak Melahirkan Majikan.  

a. Redaksi Hadis : 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمًا بَارزِاً للِنَّاسِ فَأَتََهُ رَجُ  لٌ فَـقَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
بِاللََِّّ   تُـؤْمِنَ  أَنْ  قاَلَ  يَاَنُ  مَا الْإِ اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  قاَلَ  الْْخِرِ  بِالْبـَعْثِ  وَتُـؤْمِنَ  وَلقَِائهِِ  وَرُسُلِهِ  وكَُتبُِهِ  وَمَلَائِكَتِهِ 

الزَّكَا وَتُـؤَدِ يَ  الْمَكْتُوبةََ  الصَّلَاةَ  وَتقُِيمَ  ئًا  شَيـْ بهِِ  تُشْركَِ  وَلَا   َ اللََّّ تَـعْبُدَ  أَنْ  قاَلَ  سْلَامُ  وَ الْإِ الْمَفْرُوضَةَ  تَصُومَ  ةَ 
فإَِنَّهُ يَـراَكَ قاَلَ يََ   رَمَضَانَ قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا الْإِحْسَانُ قاَلَ أَنْ تَـعْبُدَ اللَََّّ كَأنََّكَ تَـرَاهُ فإَِنَّكَ إِنْ لَا تَـرَاهُ 

ثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ  رَسُولَ اللََِّّ مَتَى السَّاعَةُ قاَلَ مَا الْمَسْئُولُ عَنـْهَا بِِعَْلَمَ مِنْ السَّائلِِ وَ  لَكِنْ سَأُحَدِ 
أَشْرَاطِهَ  مِنْ  فَذَلِكَ  يَانِ  الْبـُنـْ فِ  الْغَنَمِ  رعَِاءُ  تَطاَوَلَ  وَإِذَا  أَشْرَاطِهَا  مِنْ  فَذَلِكَ  ربَّـَتـَهَا  لَا  الََْمَةُ  خََْسٍ  فِ  ا 

ُ فَـتَلَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُـنـَز لُِ الْغيَْثَ وَيَـعْلَمُ مَا فِ    يَـعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللََّّ اللََّّ
خَبِ  عَلِيمٌ   َ اللََّّ إِنَّ  تََوُتُ  أرَْضٍ  نَـفْسٌ بَِِيِ   تَدْريِ  وَمَا  غَدًا  تَكْسِبُ  مَاذَا  نَـفْسٌ  تَدْريِ  وَمَا  الْْيةََ الََْرْحَامِ   يٌْ 

.190 
b. Takhri>j  al-hadi>s\. 

Hadis tersebut terekam dalam Shahih al- Bukhārī,kitab al-Īmān, bab suālu Jibril 

linabiy'uk al-Īmān wa al-islām wa al-ihsān,  no 48 dan kitab tafsir al-Qur'an no. 

4404, Shahih Muslim, kitab Iman bab Baina al-īmān wa al- Islām wa al-Ihsān,  hadis 

no. 10 dan 11, Sunan al-Nasāī, kitab Īmān hadis no. 4905, Sunan Ibnu Majah, Kitab 

Muqaddimah, hadis no. 63, dan kitab al-fitan, no. 4034, Musnad Ahmad Ibnu 

Hanbal, kitab bāqī musnad limuktatsirin, hadis no. 8765, 9134, dan 10438, dan 

dalam Shahih Ibnu Hibbān , juz 1, h. 311. 

1) al-Bukhari No. 48,dan 4404: 

ثَـنَا إِسَْاَعِيلُ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ أَخْبَُنَََ أبَوُ حَيَّانَ التـَّيْمِيُّ عَنْ أَبِ زُرْعَ   -1 دٌ قاَلَ حَدَّ ثَـنَا مُسَدَّ ةَ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارزِاً يَـوْمًا للِنَّاسِ فَأَتََهُ جِبُْيِلُ  يَاَنُ أَنْ تُـؤْمِنَ   قاَلَ كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ يَاَنُ قاَلَ الْإِ فَـقَالَ مَا الْإِ

سْلَامُ  سْلَامُ قاَلَ الْإِ َ وَلَا تُشْركَِ بِاللََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَبلِِقَائهِِ وَرُسُلِهِ وَتُـؤْمِنَ بِالْبـَعْثِ قاَلَ مَا الْإِ  أَنْ تَـعْبُدَ اللََّّ
 

190Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qzhwini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, kitab al-

Muqaddimah, hadis no. 63. CD. Program Mausū’ah al-Hadis al-Syarif. 
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ئًا وَتقُِيمَ الصَّلَاةَ وَ  حْسَانُ قاَلَ أَنْ تَـعْبُدَ اللَََّّ كَأنََّكَ  بهِِ شَيـْ تُـؤَدِ يَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قاَلَ مَا الْإِ
أُخْبُِكَُ عَنْ  سَّائلِِ وَسَ تَـرَاهُ فإَِنْ لمَْ تَكُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ قاَلَ مَتَى السَّاعَةُ قاَلَ مَا الْمَسْئُولُ عَنـْهَا بِِعَْلَمَ مِنْ ال
يَانِ فِ خََْسٍ لَا   بلِِ الْبـُهْمُ فِ الْبـُنـْ اَ وَإِذَا تَطاَوَلَ رُعَاةُ الْإِ ُ ثَُُّ تَلَا أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الََْمَةُ رَبَِّ يَـعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللََّّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَََّّ عِنْدَهُ عِلْمُ   ُ ئًا فَـقَالَ هَذَا    النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ السَّاعَةِ الْْيةََ ثَُُّ أدَْبَـرَ فَـقَالَ ردُُّوهُ فَـلَمْ يَـرَوْا شَيـْ
يَاَنِ     جِبُْيِلُ جَاءَ يُـعَلِ مُ النَّاسَ دِينـَهُمْ قاَلَ أبَوُ عَبْد اللََِّّ جَعَلَ ذَلِك كُلَّهُ مِنْ الْإِ

عَنْ أَبِ حَيَّانَ   -2 عَنْ جَريِرٍ  ثَنِِ إِسْحَاقُ  عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  حَدَّ  ُ زُرْعَةَ عَنْ أَبِ هُريَْـرَةَ رَضِيَ اللََّّ  عَنْ أَبِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَـوْمًا بَارزِاً للِنَّاسِ إِذْ أتَََهُ رَجُلٌ يََْشِي فَـقَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَ  يَاَنُ صَلَّى اللََّّ يَاَنُ قاَلَ الْإِ ا الْإِ

تُـؤْمِ  مَا  أَنْ  اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  قاَلَ  الْْخِرِ  بِالْبـَعْثِ  وَتُـؤْمِنَ  وَلقَِائهِِ  وَرُسُلِهِ  وكَُتبُِهِ  وَمَلَائِكَتِهِ  بِاللََِّّ  قاَلَ نَ  سْلَامُ  الْإِ
الْمَفْ  الزَّكَاةَ  وَتُـؤْتَِ  الصَّلَاةَ  وَتقُِيمَ  ئًا  شَيـْ بهِِ  تُشْركَِ  وَلَا   َ اللََّّ تَـعْبُدَ  أَنْ  سْلَامُ  يََ  الْإِ قاَلَ  رمََضَانَ  وَتَصُومَ  رُوضَةَ 

حْسَانُ أَنْ تَـعْبُدَ اللَََّّ كَأنََّكَ تَـرَاهُ فإَِنْ لمَْ تَكُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّ  حْسَانُ قاَلَ الْإِ هُ يَـرَاكَ قاَلَ يََ رَسُولَ رَسُولَ اللََِّّ مَا الْإِ
ثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الْمَرأْةَُ اللََِّّ مَتَى السَّاعَةُ قاَلَ مَا الْمَسْئُولُ عَنـْهَا بِِعَْ  لَمَ مِنْ السَّائلِِ وَلَكِنْ سَأُحَدِ 

 لَا يَـعْلَمُهُنَّ إِلاَّ  ربَّـَتـَهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَ الْْفَُاةُ الْعُراَةُ رءُُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِ خََْسٍ 
ا  إِنَّ   ُ ردُُّ اللََّّ فَـقَالَ  الرَّجُلُ  انْصَرَفَ  ثَُُّ  الََْرْحَامِ  فِ  مَا  وَيَـعْلَمُ  الْغَيْثَ  وَيُـنْزلُِ  السَّاعَةِ  عِلْمُ  عِنْدَهُ  عَلَيَّ للَََّّ  وا 

ئًا فَـقَالَ هَذَا جِبُْيِلُ جَاءَ ليِـُعَلِ مَ النَّاسَ دِينـَهُمْ.  فَأَخَذُوا لِيَْدُُّوا فَـلَمْ يَـرَوْا شَيـْ
2) Muslim, No. Hadis 10 dan 11  

ثَـنَا    -1 حَدَّ زهَُيٌْْ  قاَلَ  عُلَيَّةَ  ابْنِ  عَنْ  يعًا  حَرْبٍ جََِ بْنُ  وَزهَُيُْْ  بَةَ  شَيـْ بْنُ أَبِ  بَكْرِ  أبَوُ  ثَـنَا  حَدَّ بْنُ و  إِسََْعِيلُ 
ُ عَلَيْهِ إِبْـرَاهِيمَ عَنْ أَبِ حَيَّانَ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ بْنِ عَمْروِ بْنِ جَريِرٍ عَنْ   أَبِ هُريَْـرَةَ قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

بِاللََِّّ  تُـؤْمِنَ  أَنْ  قاَلَ  يَاَنُ  الْإِ مَا  اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  فَـقَالَ  رَجُلٌ  فأََتََهُ  للِنَّاسِ  بَارزِاً  يَـوْمًا  وكَِتَابهِِ وَسَلَّمَ  وَمَلَائِكَتِهِ   
سْلَامُ أَنْ تَـعْبُدَ اللَََّّ وَلَا تُشْركَِ بِ وَلقَِائهِِ وَرُسُلِهِ وَتُـؤْمِ  سْلَامُ قاَلَ الْإِ هِ نَ بِالْبـَعْثِ الْْخِرِ قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا الْإِ

ئًا وَتقُِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبةََ وَتُـؤَدِ يَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ  حْسَانُ قاَلَ   شَيـْ مَا الْإِ
ةُ قاَلَ مَا الْمَسْئُولُ عَنـْهَا أَنْ تَـعْبُدَ اللَََّّ كَأنََّكَ تَـرَاهُ فإَِنَّكَ إِنْ لَا تَـراَهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَتَى السَّاعَ 

إِذَا   أَشْرَاطِهَا  عَنْ  ثُكَ  سَأُحَدِ  وَلَكِنْ  السَّائلِِ  مِنْ  كَانَتْ بِِعَْلَمَ  وَإِذَا  أَشْرَاطِهَا  مِنْ  فَذَاكَ  اَ  رَبَِّ الََْمَةُ  وَلَدَتْ 
فَذَاكَ  يَانِ  الْبـُنـْ الْبـَهْمِ فِ  وَإِذَا تَطاَوَلَ رعَِاءُ  فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا  النَّاسِ  الْْفَُاةُ رءُُوسَ  مِنْ أَشْرَاطِهَا فِ    الْعُرَاةُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَََّّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُـنـَز لُِ الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ مَاخََْسٍ لَا يَـعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللََُّّ  فِ     ثَُُّ تَلَا صَلَّى اللََّّ
عَلِيمٌ خَبِ   َ يٌْ قاَلَ ثَُُّ الََْرْحَامِ وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ بَِِيِ  أرَْضٍ تََوُتُ إِنَّ اللََّّ
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فأََخَذُوا لِيَْدُُّوهُ  الرَّجُلَ  عَلَيَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ردُُّوا   ُ فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ الرَّجُلُ  فَـقَالَ أدَْبَـرَ  ئًا  يَـرَوْا شَيـْ فَـلَمْ   
ليِـُعَلِ مَ  هَذَا جِبُْيِلُ جَاءَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ُ بْنِ نُُيٍَْْ  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَبْدِ اللََِّّ  بْنُ  ثَـنَا مَُُمَّدُ  دِينـَهُمْ حَدَّ النَّاسَ   

سْنَادِ مِثْـلَهُ غَيَْْ أَنَّ فِ روَِايَ  ثَـنَا أبَوُ حَيَّانَ التـَّيْمِيُّ بِِذََا الْإِ ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّ تِهِ إِذَا وَلَدَتْ الََْمَةُ بَـعْلَهَا حَدَّ
 اريَِّ يَـعْنِِ السَّرَ 

ثَـنَا جَريِرٌ عَنْ عُمَارةََ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ عَنْ أَبِ هُ  -2 ثَنِِ زهَُيُْْ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ رَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُونِ فَـهَابوُهُ أَنْ يَسْألَُوهُ فَجَاءَ رَجُ  لٌ فَجَلَسَ عِنْدَ ركُْبـَتـَيْهِ فَـقَالَ يََ رَسُولَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ئًا وَتقُِيمُ الصَّلَاةَ وَتُـؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رمََضَانَ قَ  سْلَامُ قاَلَ لَا تُشْركُِ بِاللََِّّ شَيـْ الَ صَدَقْتَ قاَلَ يََ اللََِّّ مَا الْإِ
يَاَنُ قاَلَ أَنْ تُـؤْمِنَ باِ  للََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وكَِتَابهِِ وَلقَِائهِِ وَرُسُلِهِ وَتُـؤْمِنَ بِالْبـَعْثِ وَتُـؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِ هِ رَسُولَ اللََِّّ مَا الْإِ

حْسَانُ قاَلَ أَنْ تََْشَى اللَََّّ كَأنََّكَ تَـرَاهُ فإَِنَّكَ إِنْ لَا تَكُ  هُ نْ تَـرَاهُ فإَِنَّ قاَلَ صَدَقْتَ قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا الْإِ
السَّ  مِنْ  بِِعَْلَمَ  عَنـْهَا  الْمَسْئُولُ  مَا  قاَلَ  السَّاعَةُ  تَـقُومُ  مَتَى  اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  قاَلَ  صَدَقْتَ  قاَلَ  ائلِِ يَـرَاكَ 

اَ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا رأَيَْتَ ا ثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا رأَيَْتَ الْمَرْأةََ تلَِدُ رَبَِّ لْْفَُاةَ الْعُراَةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ وَسَأُحَدِ 
يَانِ فَذَاكَ مِنْ أَ  شْرَاطِهَا فِ خََْسٍ مُلُوكَ الََْرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا رأَيَْتَ رعَِاءَ الْبـَهْمِ يَـتَطاَوَلُونَ فِ الْبـُنـْ

ا إِنَّ  ثَُُّ قَـرأََ   ُ يَـعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللََّّ الْغَيْبِ لَا  الََْرْحَامِ وَمَا مِنْ  وَيَـعْلَمُ مَا فِ  الْغَيْثَ  عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُـنـَز لُِ  عِنْدَهُ   َ للََّّ
عَلِيمٌ خَبِيٌْ قاَلَ ثَُُّ قَ   َ تَدْريِ نَـفْسٌ بَِِيِ  أرَْضٍ تََوُتُ إِنَّ اللََّّ غَدًا وَمَا  تَكْسِبُ  نَـفْسٌ مَاذَا  الرَّجُلُ تَدْريِ  امَ 

اللََِّّ  رَسُولُ  عَلَيْ   فَـقَالَ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  فَـقَالَ  دُوهُ  يََِ فَـلَمْ  فاَلْتُمِسَ  عَلَيَّ  ردُُّوهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ هِ صَلَّى 
 وَسَلَّمَ هَذَا جِبُْيِلُ أرَاَدَ أَنْ تَـعَلَّمُوا إِذْ لَمْ تَسْألَُوا. 
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قاَلَا كَانَ رَسُولُ اللََِّّ   أَخْبَُنَََ مَُُمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَريِرٍ عَنْ أَبِ فَـرْوَةَ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ وَأَبِ ذَر ٍ  -
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَِْ أَصْحَابهِِ فَـيَجِيءُ الْغَريِبُ فَلَا   ناَ صَلَّى اللََّّ يدَْريِ أيَّـُهُمْ هُوَ حَتىَّ يَسْأَلَ فَطلََبـْ

فَـب ـَ إِذَا أتَََهُ  الْغَريِبُ  يَـعْرفِهُُ  لَهُ مََْلِسًا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نََْعَلَ   ُ مِنْ طِيٍن  إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَهُ دكَُّانًَ  نَا  نـَيـْ
وَرَ  لَْلُُوسٌ  وَإِنََّ  عَلَيْهِ  يََْلِسُ  النَّاسِ كَانَ  أَحْسَنُ  رَجُلٌ  أقَـْبَلَ  إِذْ  مََْلِسِهِ  وَسَلَّمَ فِ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ اللََِّّ صَلَّى  سُولُ 

لَامُ عَلَيْكَ يََ وَجْهًا وَأَطْيَبُ النَّاسِ ريًُِا كَأَنَّ ثيَِابهَُ لمَْ يََسََّهَا دَنَسٌ حَتىَّ سَلَّمَ فِ طرََفِ الْبِسَاطِ فَـقَالَ السَّ 
دْنُ حَتىَّ وَضَعَ  فَـرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قاَلَ أدَْنوُ يََ مَُُمَّدُ قاَلَ ادْنهُْ فَمَا زاَلَ يَـقُولُ أدَْنوُ مِرَاراً وَيَـقُولُ لَهُ امَُُمَّدُ 
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ يََ مَُُمَّدُ أَخْبُْنِ مَا الْإِ   ُ سْلَامُ أَنْ تَـعْبُدَ يدََهُ عَلَى ركُْبَتَِْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ سْلَامُ قاَلَ الْإِ
ئًا وَتقُِيمَ الصَّلَاةَ وَتُـؤْتَِ الزَّكَاةَ وَتََُجَّ الْبـَيْتَ وَتَصُومَ رمََضَانَ قاَلَ   إِذَا فَـعَلْتُ ذَلِكَ فَـقَدْ اللَََّّ وَلَا تُشْركَِ بهِِ شَيـْ

عْنَا   فَـلَمَّا سََِ نَـعَمْ قاَلَ صَدَقْتَ  قاَلَ  يَاَنُ أَسْلَمْتُ  الْإِ الرَّجُلِ صَدَقْتَ أنَْكَرْنََهُ قاَلَ يََ مَُُمَّدُ أَخْبُْنِ مَا  قَـوْلَ 
يَاَنُ بِاللََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِ يَن وَتُـؤْمِنُ بِالْقَدَرِ قاَلَ فإَِذَا فَـعَلْتُ ذَلِكَ  فَـقَدْ آمَنْتُ قاَلَ رَسُولُ   قاَلَ الْإِ

حْسَانُ قاَلَ أَنْ تَـعْبُدَ اللَََّّ اللََِّّ صَلَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـعَمْ قاَلَ صَدَقْتَ قاَلَ يََ مَُُمَّدُ أَخْبُْنِ مَا الْإِ  كَأنََّكَ تَـرَاهُ  ى اللََّّ
تَكُنْ تَـراَهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ قاَلَ صَدَقْتَ قاَلَ يََ مَُُمَّدُ أَخْبُْنِ مَتَى السَّاعَةُ قَ  ئًا ثَُُّ  فإَِنْ لَمْ  بْهُ شَيـْ الَ فَـنَكَسَ فَـلَمْ يَُِ

ئًا وَرفََعَ رأَْسَهُ فَـقَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنـْهَا بَِِ  بْهُ شَيـْ ئًا ثَُُّ أعََادَ فَـلَمْ يَُِ بْهُ شَيـْ عْلَمَ مِنْ السَّائلِِ وَلَكِنْ أعََادَ فَـلَمْ يَُِ
الر عَِا رأَيَْتَ  إِذَا  بِِاَ  تُـعْرَفُ  عَلَامَاتٌ  الََْرْضِ  لََاَ  مُلُوكَ  الْعُرَاةَ  الْْفَُاةَ  وَرأَيَْتَ  يَانِ  الْبـُنـْ يَـتَطاَوَلُونَ فِ  الْبـُهُمَ  ءَ 

ُ إِنَّ اللَََّّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ إِلََ ق ـَ اَ خََْسٌ لَا يَـعْلَمُهَا إِلاَّ اللََّّ  ثَُُّ وْلهِِ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌْ وَرأَيَْتَ الْمَرْأةََ تلَِدُ رَبَِّ
لَِْ  وَإِنَّهُ  مِنْكُمْ  رَجُلٍ  مِنْ  بهِِ  بِِعَْلَمَ  كُنْتُ  مَا  وَبَشِيْاً  هُدًى  بِالْْقَِ   مَُُمَّدًا  بَـعَثَ  وَالَّذِي  لَا  عَلَيْهِ قاَلَ  بُْيِلُ 

 السَّلَام نَـزَلَ فِ صُورةَِ دِحْيَةَ الْكَلْبِِ . 
4)HR.Ibnu Majah, Kitab Muqaddimah No. 63 dan Kitab al-fitan No. 4034  

ثَـنَا إِسََْعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِ حَيَّانَ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ عَ  -1 بَةَ حَدَّ ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيـْ نْ أَبِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ حَدَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمًا بَارزِاً    ُ يَاَنُ قاَلَ أَنْ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ للِنَّاسِ فَأَتََهُ رَجُلٌ فَـقَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا الْإِ

سْلَامُ قاَلَ أَنْ تَـعْبُدَ تُـؤْمِنَ بِاللََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَلقَِائهِِ وَتُـؤْمِنَ بِالْبـَعْثِ الْْخِرِ قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ   مَا الْإِ
ئًا وَتقُِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبةََ وَتُـؤَدِ يَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قاَلَ اللَََّّ وَ  يََ رَسُولَ اللََِّّ    لَا تُشْركَِ بهِِ شَيـْ

حْسَانُ قاَلَ أَنْ تَـعْبُدَ اللَََّّ كَأنََّكَ تَـرَاهُ فإَِنَّكَ إِنْ لَا تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـراَكَ قَ  الَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَتَى السَّاعَةُ قاَلَ مَا الْإِ
ربَّـَت ـَ الََْمَةُ  وَلَدَتْ  إِذَا  أَشْرَاطِهَا  عَنْ  ثُكَ  سَأُحَدِ  وَلَكِنْ  السَّائلِِ  مِنْ  بِِعَْلَمَ  عَنـْهَا  الْمَسْئُولُ  مِنْ مَا  فَذَلِكَ  هَا 

يَانِ   ُ فَـتَلَا رَسُولُ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطاَوَلَ رعَِاءُ الْغَنَمِ فِ الْبـُنـْ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِ خََْسٍ لَا يَـعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللََّّ
عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُـنـَز لُِ الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ مَا فِ ا  َ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللََّّ  ُ لََْرْحَامِ وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 سِبُ غَدًا وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ بَِِيِ  أرَْضٍ تََوُتُ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌْ الْْيةََ. مَاذَا تَكْ 
بَةَ حَدَّثَـنَا إِسََْعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِ حَيَّانَ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ عَ   -2 ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيـْ نْ أَبِ هُرَيْـرةََ قاَلَ حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمًا بَارزِاً للِنَّاسِ فَأَتََهُ رَجُلٌ فَـقَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَتَى كَانَ رَ   السَّاعَةُ فَـقَالَ مَا سُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مَةُ ربَّـَتـَهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا الْمَسْئُولُ عَنـْهَا بِِعَْلَمَ مِنْ السَّائلِِ وَلَكِنْ سَأُخْبُِكَُ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الََْ 

الْب ـُ الْغَنَمِ فِ  رعَِاءُ  تَطاَوَلَ  وَإِذَا  أَشْرَاطِهَا  مِنْ  فَذَاكَ  النَّاسِ  الْعُرَاةُ رءُُوسَ  الْْفَُاةُ  مِنْ وَإِذَا كَانَتْ  فَذَاكَ  يَانِ  نـْ
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فَـتَلَا    ُ اللََّّ إِلاَّ  يَـعْلَمُهُنَّ  لَا  السَّاعَةِ أَشْرَاطِهَا فِ خََْسٍ  عِلْمُ  عِنْدَهُ  اللَََّّ  إِنَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ اللََِّّ صَلَّى  رَسُولُ 
 .وَيُـنـَز لُِ الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ مَا فِ الََْرْحَامِ الْْيةََ 

5) HR. Ahmad bin Hanbal, Kitab Baqi Musnad Limuktsirīn, No8765,9134, 10438 

ث ـَ  -1 ثَـنَا هَوْذَةُ حَدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ حَدَّ نَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِ هُريَْـرَةَ عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
نَاءِ وَأَنْ وْنَ فِ الْبِ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُـرَى رُعَاةُ الشَّاءِ رءُُوسَ النَّاسِ وَأَنْ يُـرَى الْْفَُاةُ الْعُراَةُ الْْوَُّعُ يَـتـَبَارَ 

اَ أوَْ ربَّـَتـَهَا  تلَِدَ الََْمَةُ رَبَِّ
ثَـنَا أبَوُ حَيَّانَ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ بْنِ عَمْروِ بْنِ جَريِرٍ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ كَ  -2 ثَـنَا إِسَْاَعِيلُ حَدَّ انَ رَسُولُ اللََِّّ  حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمًا   يَاَنُ أَنْ تُـؤْمِنَ بِاللََِّّ  صَلَّى اللََّّ يَاَنُ قاَلَ الْإِ بَارزِاً للِنَّاسِ فَأَتََهُ رَجُلٌ فَـقَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا الْإِ
سْلَامُ  سْلَامُ أَنْ تَـعْبُدَ  قاَلَ الْإِ   وَمَلَائِكَتِهِ وكَِتَابهِِ وَلقَِائهِِ وَرُسُلِهِ وَتُـؤْمِنَ بِالْبـَعْثِ الْْخِرِ قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا الْإِ

ئًا وَتقُِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبةََ وَتُـؤْتَِ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ   قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا اللَََّّ لَا تُشْركُِ بهِِ شَيـْ
حْسَانُ قاَلَ أَنْ تَـعْبُدَ اللَََّّ كَأنََّكَ تَـراَهُ فإَِنَّكَ إِنْ   لَا تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ فَـقَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَتَى السَّاعَةُ قاَلَ مَا الْإِ

اَ فَ  ثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الَْمََةُ رَبَِّ ذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا الْمَسْئُولُ عَنـْهَا بِِعَْلَمَ مِنْ السَّائلِِ وَلَكِنْ سَأُحَدِ 
يَانِ فَ وَإِذَا كَانَتْ الْعُرَ  ذَلِكَ  اةُ الْْفَُاةُ الْْفَُاةُ رءُُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطاَوَلَ رُعَاةُ الْبـَهْمِ فِ الْبـُنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ُ ثَُُّ تَلَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ َ عِنْدَهُ  مِنْ أَشْرَاطِهَا فِ خََْسٍ لَا يَـعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللََّّ هَذِهِ الْْيةََ إِنَّ اللََّّ
ريِ نَـفْسٌ بَِِيِ   عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُـنـَز لُِ الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ مَا فِ الََْرْحَامِ وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْ 

فَـقَ  الرَّجُلُ  أدَْبَـرَ  ثَُُّ  خَبِيٌْ  عَلِيمٌ  اللَََّّ  إِنَّ  تََوُتُ  الرَّجُلَ أرَْضٍ  عَلَيَّ  ردُُّوا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ اللََِّّ صَلَّى  رَسُولُ  الَ 
ئًا فَـقَالَ هَذَا جِبُْيِلُ عَلَيْهِ السَّلَام جَاءَ ليِـُعَلِ مَ النَّاسَ دِينـَهُمْ   فَأَخَذُوا لِيَْدُُّوهُ فَـلَمْ يَـرَوْا شَيـْ

ثَـنَا عَلِيٌّ أَخْبَُنَََ وَرْقاَءُ عَنْ   -3 ُ عَلَيْهِ   حَدَّ أَبِ الز نََِدِ عَنِ الََْعْرجَِ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
يَانِ   وَسَلَّمَ لَا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ يَـتَطاَوَلَالنَّاسُ بِالْبـُنـْ

6) HR. Ibnu Hibban  

، أخبُنَ جرير ، عن أبِ حيان التيمي ،   أخبُنَ عبد الله بن مُمد الَزدي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم
عن أبِ زرعة بن عمرو بن جرير ، عن أبِ هريرة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا  
قال : » أن تؤمن بالله ، وملائكته ،   الإيَان ؟  ما  فقال : يَ مُمد ،  للناس ، إذ أتَه رجل يَشي ، 

لْخر « ، قال : يَ رسول الله ، فما الإسلام ؟ قال : » لا تشرك بالله  ورسله ، ولقائه ، وتؤمن بالبعث ا
ما   ، مُمد  يَ   : قال   ،  » رمضان  وتصوم   ، المفروضة  الزكاة  وتؤدي   ، المكتوبة  الصلاة  وتقيم   ، شيئا 
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الإحسان ؟ قال : » أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك « ، قال : يَ مُمد ، فمتى  
السائل ، وسأحدثك عن أشراطها )  الساعة المسئول عنها بِعلم من  ما  قال : »  ( : إذا ولدت  1؟ 

علم  عنده  إن الله   (  : إلا الله  يعلمهن  الناس . فِ خَس لا  رءوس  الْفاة  العراة  ، ورأيت  ربتها  الَمة 
يعلم الناس ( ( الْية . ثُ انصرف الرجل ، فالتمسوه فلم يَدوه ، فقال : « ذاك جبُيل جاء ل2الساعة )

 191دينهم
 

c. I’tibār Sanad. 

 Hadis tersebut terekam dalam enam  Kitab hadis, dalamShahih al-

BukhariShahih Muslim, dan Musnad Ahmad bin Hanbal masing-masing terdapat dua 

jalur sanad, dalam Sunan al-Nasaiy hanya satu jalur, dalam Sunan Ibnu Majah juga 

terdapat dua jalur sanad, tetapi setelah diteliti maka ditemukan bahwa terjadi 

pengulangan sanad., dalam Shahih Ibnu Hibban juga hanya ada satu jalur sanad 

hadis. Jadi secara keseluruhan hadis ini memiliki delapan jalur sanad dan semuanya 

beasal dari Abu Hurairah. Untuk lebih mengetahui penyebaran sanadnya, dapat 

dilihat pada skema sanad berikut: 

 

 

VI. Skema Hadis Prediktif "Budak Melahirkan Majikan" 

 

 

 عن                                                                  

 عن عن 

 

191Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibbān, juz I, h.311 dalam al-Maktabat al-Syāmilah 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَ  أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الََْمَةُ ربَّـَتـَهَا عَنْ  لَّى اللََّّ
يَانِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا   فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطاَوَلَ رعَِاءُ الْغَنَمِ فِ الْبـُنـْ

 أبى هريرة      
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 عن عن         عن  

 

 حدثنا  عن               أخبرنا        عن  عن  

 

 حدثنا  حدثنا                        عن          حدثنا    عن   أخبرنا

 

                    حدثنا               حدثنا              حدثنى                          أخبرنا             حدثنا       

            حدثنا                                          حدثنا

  أخبرنا        

 

 Tampak dari skema hadis, bahwa dari kesembilan jalur sanad tersebut, satu 

jalur di antaranya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bersama dengan Abu Dzar  

disampaikan kepada Abu Zur’ah bin ‘Amrin bin Jarir, seterusnya kepada Abī 

Farwat- Jarir- Muhammad bin Qudāmah- dan dibukukan oleh al-Nasaiy. Sedangkan 

delapan jalur sanad lainnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah seorang diri kemudian 

diterima oleh Abū Zar’ah dan Syahru bin Hausyabin, selanjutnya dari Abū Zar’ah 

diterima oleh tiga orang muridnya: Abū Hayyan, Abū Farwah, dan ‘Umārah, 

kemudian Jarīr menerima dari ketiga gurunya tersebut, Sedangkan Ismail bin Ibrahim 

زرعة أبى   

 أبو حيا ن التيمى 

عُلَيهةَإِسْْاَعِيلُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ ابْنُ   

 مسدد 

 البخ ارى 

 إسحاق

 جرير

 مسـلـم 

 زهير أبو بكر 

 عما رة 

ئى لنس اا  

 محمد بن قدامة 

 إبن ما جه 

 أحُد بن حنبل

 شَهْرِ بْنِ حَوْشَب  

 عَوْفٌ 

 هَوْذَةُ 

 أَبِ فَ رْوَةَ 

 عبد الله بن مُمد

 إسحاق بن إبراهيم

 إبن حب ان   
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menerima dari Abu Hayyan lalu disampaikannya kepada Musaddad, Abu Bakar bin 

Abi Syaibah dan Ahmad bin Hanbal. Dari Jarir diterima oleh Zuhair dan Ishaq. 

Kemudian Muslim menerima dari Zuhair dan Abu Bakar bin Abī Syaibah, Ibnu 

Majah juga menerima dari Abī Syaibah. Sedangkan al-Bukhari menerima dari 

Musaddad dan Ishaq. Ibnu Hibban menerima dari Abdullah bin Muhammad al-

Azadiy dari Ishaq. Ahmad bin Hanbal, selain menerima dari Ismail bin Ibrahim, juga 

menerima dari Haidzah dari ‘Auf dari Syahru bin Hausabin.  

d. Kritik Hadis 

Untuk mengetahui autentisitas sanad dan matan hadis, penulis akan meneliti  

jalur sanad Ibnu Majah – Abu Bakar bin Abī Syaibah- Ismail bin ‘Ulayyah (Ismail 

bin Ibrahim) – Abī Hayyān- Abī Zur’ah- Abu Hurairah (hadis nomor: 63). 
1. Kritik Sanad 

a) Ibnu Majah. 

 Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah 

bin Majah al-Qazwini, pengarang kitab al-Sunan. lahir di Qazwin salah satu kota di 

Iran pada tahun 207 H./824 M. Beliau belajar hadis di berbagai kota di antaranya, 

Irak, Bashrah, Hijaz, Mesir dan Syam.192 Ia mengambil riwayat hadis dari beberapa 

ulama di berbagai daerah, seperti Abu Bakar bin Abu Syaibah, teman-teman Imam 

Malik dan Laets. Banyak karyanya di bidang tafsir, hadis, dan sejarah. Di antara 

karyanya yang popular adalah kitab Sunan Ibnu Majah yang disusun seprti bab Fiqhi, 

jumlah hadisnya sebanyak 4.321 buah. 3002 hadis di antaranya diriwayatkan oleh 

As}hab al-khamsah dan 1.339 buah hadis diriwayatkan Ibnu Majah. Di dalamnya 

terdapat hadis shahih, hasan, dan ḍa’īf. Sebelum abad ke 6, para ulama belum 

memasukkannya ke dalam buku induk hadis enam (Ummahāt al- Kutub al-Sittah). 

 

192 Muhammad Abū Zahw, al-Hadīts wa al-Muhadditsūn, h. 310 
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Dan setelah dimasukkan disejajarkan dengan tingkatan al-Muwaththa’ Malik  dalam 

gabungan Ummahāt al- Kutub al-Sittah tersebut. Beliau meninggal dunia pada 

tanggal 22 Ramadhan  273 H. dalam usia 74 th.193 al-Ha>fiz\ Abu Ya’la al-Khalīl bin 

‘Abdillah al-Khalīliy al-Qazhwīniy menyebutkan dalam kitab Rijāl al-Qazhwīniy 

bahwa dia tsiqat kabīr, muttafaq ‘alaih, muhtajjun bih, dia seorang alim di bidang 

ini. Menurut Ibnu Hajar dan al-Dzahabiy beliau salah seorang ulama dan hāfiz\.194 

b) Abu Bakar bin Abī Syaibah. 

Dia adalah ‘Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Usman al-

Kūfiy. T}abaqah ke 10 dari tokoh generasi yang menerima hadis dari tabi’tabi’īn. 

Wafat pada tahun 235 H. Hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, abu 

Dawud, al-Nasai, dan Ibnu Majah.  

Dia menerima hadis dari beberapa ulama, antara lain: Ahmad bin Ishaq al-

Hadramiy dan diriwayatkan oleh Muslim. , Ahmad bin Abdullah bin Yunus lalu 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad bin Fadli al-Hafariy diriwayatkan oleh Abu 

Dawud dan al-Nasai, Ismail bin Ulayyah lalu diriwatkan oleh Muslim, Abu Dawud, 

dan Ibnu Majah. Ulama yang mengambil riwayat darinya, antara lain: al-Bukhari, 

Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibrahim bin Ishaq, putranya sendiri yaitu Abu 

Syaibah Ibrahim bin Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ahmad bin Muhammad bin 

Hanbal, dan al-Syafi’i.195 

Tingkat keterpercayaannya, menurut Ibnu Hajar Dia ṡiqah lagi hāfiz\, dan 

memiliki beberapa karya. Menurut al-Z|ahabiy dia hāfiz\, al-Fallas mengatakan “ 

saya tidak pernah melihat orang yang mengalahkan hafalannya”. Usman bin Sa’id al-

 

193 Abdul Majid Khan, Ulumul Hadis, h.299. 

194 Tarājim al-Ruwāt dalam CD. Program al-Maktabah al-Syāmilah. 

195 Muhammad Abū Zahw, al-Hadīts wa al-Muhadditsūn, h. 296 
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Darimi mengatakan “ saya mendengar Yahya al-Hamani berkata: Putra bin Abi 

Syaibah termasuk orang berilmu.  Ahmad bin Hanbal menilainya s}udu>q, dan 

mengunggulkan dia dari pada Usman. Demikian juga al-‘Ajali, Abu Hatim, dan Ibnu 

Kharasy memberi penilaian ṡiqah kepada dirinya. Ibnu Hibban menyebutnya ṡiqah, 

kuat hafalan dan menguasai bidangnya, serta patuh dalam beragama. Bahkan Ibnu 

Qani’ menilainya tsiqat tsabat. Al-al-Bukhari meriwayatkan hadisnya sebanyak 30 

buah hadis, Muslim sebanyak 1.540 buah hadis.196 

Tampaknya, banyak dari ulama kritikus hadis yang memberi  penilaian positif 

terhadap dirinya, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang memberinya penilaian 

negatif. Karena itu, dapat dinyatakan sebagai periwayat yang layak diterima dan 

dijadikan pedoman riwayat hadisnya. Demikian juga, besar kemungkinannya dia 

memiliki hubungan guru murid  dengan Ibnu Majah. Karena dia wafat ketika Ibnu 

Majah berusia 38 tahun. 

 

c) Ismā’īl bin ‘Ulayyah. 

Ia adalah Ismail bin Ibrahim bin Maqsam al-Asadiy, dikenal dengan Ibnu 

‘Ulayyah, memiliki kunyah Abu Basyr. Lahir pada tahun 110 H. T}abaqah ke 

delapan dari generasi pertengahan tabi’tabi’in, wafat pada tahun 193 H. di Bagdad. 

al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, al-Nasai, dan Ibnu Majah 

meriwayatkan hadisnya.197 Ia meriwayatkan hadis dari Ishaq bin Suwaed al-‘Adawiy, 

Yahya bin Abi Ishaq, Hammam bin Yahya bin Dinar Abu Abdillah, Yahya bin Said 

bin Hayyan Abu Hayyan, dan lainnya. Ulama yang menerima riwayat hadisnya, 

antara lain: Ibrahim bin Dinar Abu Ishaq, Ibrahim bin Sa’id Abu Ishak, Ahmad bin 

 

196Tarājim al-Ruwāt dalam  CD. Al-Maktabah al-Syāmilah. 

197Tarjamat al-Rāwī dalam CD. Program Maūsū’ah al-Hadīts al-Syarīf. 
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Ibrahim bin Katsir Abu Abdillah, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi 

Syaibah lalu diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.198 

Tingkat keterpercayaannya, menurut Syu’bah bin al-Hajaj dia adalah 

penghulu ulama hadis, Ibnu Hajar menilainya ṡiqah hāfidzh, Ahmad Ibnu Hanbal 

menyatakan dia adalah rujukan dalam memastikan kuatnya suatu hadis, Ali bin al-

Madiniy mengatakan “saya tidak pernah menilai seseorang yang lebih kuat 

hafalannya dari dia”. Yahya bin Ma’in menilainya s\iqah ma’mu>n, al-Nasai menilai 

dia ṡiqah s\abat, Muhammad bin Sa’d memberi penilaian yang lebih tiggi lagi 

dengan menyatakan dia ṡiqah s\abat hujjah.199 

Tampaknya, dia mendapatkan penilaian positif oleh banyak ulama kritikus 

hadis, bahkan ada beberapa ulama yang memberikan penilaian keterpercayaan yang 

dobel, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, al-Nasai, Yahya bin Main, dan 

Muhammad bin Sa’d.  

Demikin juga hubungannya dengan Abu Bakar bin Abī Syaibah, dapat 

dipastikan bahwa di antara keduanya pernah terjadi tranformasi hadis (tahammul wa 

adā al-hadīs). Itu dapat dilihat dari masa hidup keduanya. Ibnu Ulayyah wafat pada 

tahun 193 H. sekitar 42 tahun sebelum wafatnya Abu Bakar bin Abī Syaibah, yaitu 

pada tahun 235 H. 

d) Abu Hayyān.  

Dia adalah Yahya bin Sa’id bin Hayyān, dikenal dengan Abu Hayyan al-

Taimiy al-Kūfiy. T}abaqah ke 6 dari generasi yang semasa dengan tabi’in yunior, 

wafat pada tahun 145 H. banyak ulama yang meriwayatkan hadisnya. Misalnya: al-

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, al-Nasai, dan Ibnu Majah.  

 

198Tarājim al-Ruwāt – Bahts ‘ādī dalam CD. Al-Maktabah al-Syāmilah. 

199Al-Jarh wa al-Ta’dil dalam CD. Program Maū’at al-Hadīts al-Syarīf. 
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Dia menerima hadis dari beberapa ulama, antara lain: dari Sa’id bin Hayyan 

al-Taimi> yang merupakan ayahnya sendiri. Juga dari al-Dahhak bin Munzir, Amir 

al-Sya’bi, ‘Ikrimah pembantu Ibnu Abbas, Abi Zar’ah bin Amrin bin Jarir, dan 

selainnya. Ulama hadis yang pernah menjadi muridnya antara lain: Ibrahim bin 

Uyainah, Ismail bin Ulayyah, Jarir bin Abdu al-Hamid, al-Hasan bin Shalih bin Hay, 

Abu Usamah Hammad bin Usamah, dan selainnya. 

Banyak ulama memberi penilaian positif terhadap dirinya, misalnya: Yahya 

bin Main, Amru bin al-Falas, dan al-‘Ajaliy menyatakan dia s\iqah, bahkan al-Nasai 

memberi penilaian plus dengan menyatakan dia ṡiqah s\abat, demikian juga Abu 

Hatim al-Razi menyebutbya s\iqah ma’mūn. 200  Ibnu Hibban menyebut namanya 

dalam al-S|iqa>t,  Muslim mengatakan dia manusia terpilih dari Kufah.201 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dia memenuhi kreteria 

periwayat hadis yang layak diterima dan dijadikan hujjah riwayat hadisnya, baik dari 

segi kredibilitas maupun dari segi kemampuan intelektualnya. Demikin juga 

hubungannya dengan Abu Hayyān, dapat dipastikan bahwa di antara keduanya 

pernah terjadi tranformasi hadis (tahammul wa adā al-hadīs). Itu dapat dilihat dari 

masa hidup keduanya. Abu Hayyan wafat pada tahun 145 H. sekitar 48 tahun 

sebelum wafatnya Ismail bin Ulyyah pada tahun 193 H. Juga dapat dilihat dari 

tempat tinggal keduanya yang berdekatan.  

e)  Abū Zur’ah 

Dia adalah Abu Zur’ah bin Amru bin Jarir bin Abdillah al-Bajaliy al-Kūfiy. 

T}abaqah ke 3 dari generasi pertengahan dari tabi’in, menetap di Kufah. Riwayat 

hadisnya diterima oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmiziy, al-Nasai, dan 

 

200Al-Jarh wa al-Ta’dīl dalam CD. Program Maūsū’at al-Hadīts al-syarīf. 

201Tarājim al-Ruwāt – Bahts ‘ādī dalam CD. Al-Maktabah al-Syāmilah. 
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Ibnu Majah. Ibnu Hajar menilainya ṡiqah. Dia belajar hadis dari beberapa orang 

sahabat Nabi, antara lain: S|abit bin Qais, Jarir bin Abdullah al-Bajali, Abdullah bin 

Amru bin Ash, Umar bin Khaththab, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abi Dzar al-Gifari, 

dan Abu Hurairah. 

Ulama hadis yang pernah menjadi muridnya antara lain: Ibrahim bin Jarir bin 

Abdullah al-Bajali, Salam bin Abdu al-Rahman, Abdullah bin Basyir al-Khasya’i 

Abdullah bin Yazid al-Nakha’i>, Imarah bin Umair, dan Abu Hayyan al-Taimi. 

Tingkat keterpercayaannya mendapat penilaian positif dari beberapa ulama 

kritikus hadis, Misalnya: Yahya bin Ma’īn menilai ṡiqah, Ibnu Kharasy menyebutnya 

s}udu>q ṡiqah, Ibnu Hibban juga menyebutnya dalam kitab Al-S|iqāt. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa dia memenuhi kreteria priwaayat yang layak 

diterima dan dijadikan hujjah riwayat hadisnya. 

f) Abu Hurairah. 

Dia adalah sahabat Rasulullah saw., riwayat hidupnya dapat dilihat pada 

pembahasan sebelumnya.  

2. Kritik matan.  

Redaksi matan hadis ini, ada dua bervariasi, dapat dilihat pada redaksi yang 

menunjukkan makna“budak perempuan melahirkan majikannya”, diungkapkan 

dengan رَبَهَا ةََ ُ  الْأ وَلدَتَأ   ini terdapat pada redaksi Ismail bin Ibrahim yang terekam ,إذِاَ 

dalam Shahih al-Bukhari jalur sanad Musaddad, hadis nomor 48, Shahih Muslim 

hadis jalur sanad Abu Bakrin bin Abī Syaibah no. 10, Sunan Ibnu Majah hadis jalur 

Abu Bakrin bin Abī Syaibah  no. 63, dan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal hadis 

no. 8765, dan  9137. 

Dalam redaksi matan yang disampaikan oleh Jarīr berbunyi    ُأةََ تلَِد إذِاَ رَأيَأتَ الأمَرأ

ةََ ُ رَبَتهََا  dan ,رَبَهَا   ,ini terekam dalam: Shahih al-Bukhari, hadis no. 4404 ,إذِاَ وَلدَتَأ الْأ
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Shahih Muslim  hadis no. 11, Sunan al-Nasāi>  hadis no. 4905, dan Shahih Ibnu 

Hibbān  juz I, h. 311. Perbedaan redaksi matan tersebut, tidak menimbulkan adanya 

perbedaan makna yang signifikan, apalagi pertentangan  makna, karena itu dapat 

dipahami bahwa hadis ini diriwayatkan secara makna. 

Berdasarkan deskripsi sanad dan matan hadis tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa hadis prediktif “budak perempuan melahirkan majikannya” dari segi kuantitas 

sanad, merupakan hadis ahad azīz karena sekalipun sanadnya pada tingkat 

tabi’tabi’in periwayatnya lebih dari tiga orang, namun pada tingkat sahabat dan 

tabi’in hanya dua orang. Dalam studi hadis, dijelaskan bahwa hadis yang sanadnya 

terdapat salah satu tingkat periwayatnya hanya ada dua orang periwayat, disebut 

hadis ‘azīz.202Denagn demikian dapat dinyatakan bahwa sanad dan matan hadis 

tersebut, memenuhi criteria hadis s}ahih, Karena itu, dapat diterima dan dijadikan 

hujjan. 

2.Hilangnya Ilmu dan Maraknya Kebodohan.  

a. Redaksi Hadis 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْ   عْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ثَـنَّكُمْ حَدِيثاً سََِ ُ عَنْهُ قاَلَ لََُحَدِ  ثكُُمْ بهِِ أنََسٍ رَضِيَ اللََّّ مَ لَا يَُُدِ 
ا أَشْرَاطِ  مِنْ  إِنَّ  يَـقُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ رَسُولَ  غَيِْْي سََِعْتُ  وَيَكْثُـرَ أَحَدٌ  الْعِلْمُ  يُـرْفَعَ  أَنْ  لسَّاعَةِ 

لِْمَْسِينَ  يَكُونَ  حَتىَّ  النِ سَاءُ  وَيَكْثُـرَ  الر جَِالُ  وَيقَِلَّ  الْْمَْرِ  شُرْبُ  وَيَكْثُـرَ  الز نََِ  وَيَكْثُـرَ  الْقَيِ مُ  الْْهَْلُ  امْرأَةًَ   
 203الْوَاحِدُ 

b. Takhrīj al-Hadis. 

 

202Mahmud al-Thahhān, Taīsīr Mushthalah al-Hadīts, Cet. 10 (Riyadh:Maktabt al-Ma’ārif, 

2004), h. 29 

203 al-al-Bukhari,Shahih al-Bukhari, Hadis No. 4830 “Kitab Nikah”  CD. Program Mausū’ah 

al-Hadis al-Syarif. 
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 Setelah menelusuri hadis tersebut dengan menggunakan CD. Program 

Maūsū’at al-Haadīts al-Syarīf dan CD. Program al-Maktabat al-Syāmilah melalui 

kata kunci asyrāt al-Sāa’at, maka diketahuilah bahwa hadis tersebut terkam dalam: 

Shahih al-Bukhari kitab al-‘Ilm bab Raf‘u al-‘Ilm wa z}uhūr al-Jahl, no. hadis 78,79, 

bab Man ajaba Lifitnah Bi Isyrat al-Yad wa al-Ra’s, no. 83, Kitab al-Asyribat, bab 

Qauluh ta‘a>la> innama> al-Khamr, no. 5149, Kitab al-Hudūd, bab Ism li Zinah, 

no. 6310, Kitab al-Jum’ah, bab māqīla fi al-Zalāzil wa al-Āyah, no. 978, dan dalam 

Kitab al-Fitan, bab Dzuhūru al-Fitan, no. 6538,6539. Juga terekam dalam Shahih 

Muslim, Kitab ‘Ilm, bab Raf’u al-‘Ilm Wa Qaabduh Wa Dzuhūr al-Jahl, no. 

4824,4825, dan 4826.  Sunan al-Tirmizī, Kitab al-Fitan, bab Māja>a fī asyra>t al-

sã’at, no. 2131. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Fitan, bab Asyra>t al-Sa>’ah, no. 4035. 

Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, kitab ba>qī Musnad al-Muktsirīn, bab Musnad anas 

bin Malik, no. 12069. 

1.  HR.al-Bukhari, Kitab Ilmu No.78,79, al-Asyribah N0.5149,. Hudud No.6310, 

978, 83, 6538, 6539. 

ثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِ التـَّيَّاحِ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ  -1 ثَـنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قاَلَ حَدَّ قاَلَ رَسُولُ  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ   مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُـرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَـثْـبُتَ الْْهَْلُ وَيشُْرَبَ الْْمَْرُ وَيظَْهَرَ الز نََ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ثَـنَّكُمْ    -2 مَالِكٍ قاَلَ لََُحَدِ  عَنْ أنََسِ بْنِ  قَـتَادَةَ  عَنْ شُعْبَةَ عَنْ  ثَـنَا يَُْيََ  دٌ قاَلَ حَدَّ ثَـنَا مُسَدَّ حَدِيثاً لَا  حَدَّ
يَ يَُُ  أَنْ  السَّاعَةِ  أَشْرَاطِ  مِنْ  يَـقُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولَ  عْتُ  سََِ بَـعْدِي  أَحَدٌ  ثكُُمْ  الْعِلْمُ دِ  قِلَّ 

 رأَةًَ الْقَيِ مُ الْوَاحِدُ وَيظَْهَرَ الْْهَْلُ وَيظَْهَرَ الز نََِ وَتَكْثُـرَ النِ سَاءُ وَيقَِلَّ الر جَِالُ حَتىَّ يَكُونَ لِْمَْسِيَن امْ 
عَنْهُ قاَلَ سََِعْتُ   -3  ُ ثَـنَا قَـتَادَةُ عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللََّّ ثَـنَا هِشَامٌ حَدَّ ثَـنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ حَدَّ  مِنْ رَسُولِ حَدَّ

ثكُُمْ بهِِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثاً لَا يَُُدِ  غَيِْْي قاَلَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يظَْهَرَ الْْهَْلُ وَيقَِلَّ الْعِلْمُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 مُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَيظَْهَرَ الز نََِ وَتُشْرَبَ الْْمَْرُ وَيقَِلَّ الر جَِالُ وَيَكْثُـرَ النِ سَاءُ حَتىَّ يَكُونَ لِْمَْسِيَن امْرأَةًَ قَـي ِ 

ثكُُمُوهُ أَحَ أَخْبَُنَََ دَاوُدُ    -4 ثَـنَّكُمْ حَدِيثاً لَا يَُُدِ  ثَـنَا هََّامٌ عَنْ قَـتَادَةَ أَخْبَُنَََ أنََسٌ قاَلَ لََُحَدِ  دٌ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي ـَ عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سََِ عْتُهُ مِنْ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ ولُ لَا تَـقُومُ السَّاعَةُ وَإِمَّا قُ بَـعْدِي سََِ
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وَيقَِلَّ  الز نََِ  وَيظَْهَرَ  الْْمَْرُ  وَيشُْرَبَ  الْْهَْلُ  وَيظَْهَرَ  الْعِلْمُ  يُـرْفَعَ  أَنْ  السَّاعَةِ  أَشْرَاطِ  مِنْ  وَيَكْثُـرَ قاَلَ  الر جَِالُ   
 النِ سَاءُ حَتىَّ يَكُونَ للِْخَمْسِيَن امْرأَةًَ الْقَيِ مُ الْوَاحِدُ 

ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ قاَلَ أَخْبَُنَََ شُعَيْبٌ قاَلَ أَخْبَُنَََ أبَوُ الز نََِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ الََْعْرجَِ  -5 عَنْ أَبِ هُرَيْـرةََ قاَلَ  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ يُـقْبَضَ الْعِلْ  مُ وَتَكْثُـرَ الزَّلَازلُِ وَيَـتـَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

 الْفِتَُْ وَيَكْثُـرَ الَْرَجُْ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتىَّ يَكْثُـرَ فيِكُمْ الْمَالُ فَـيَفِيضَ 
ثَـناَ الْمَكِ يُّ بْنُ إبِْـراَهِيمَ قاَلَ أَخْبَُنَََ حَنْظلََةُ بْنُ أَبِ سُفْياَنَ   -6 ُ عَليَْهِ  حَدَّ  عَنْ سَالمٍِ قاَلَ سََِعْتُ أبََا هُريَْـرةََ عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

وَيَكْثُـرُ الَْرَجُْ قيِلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ وَمَا الََْ  وَالْفِتَُْ  وَيَظْهَرُ الَْْهْلُ  كَأنََّه  رجُْ فَـقَالَ هَكَذَا بيَِدِهِ فَحَرَّفَـهَا  وَسَلَّمَ قاَلَ يُـقْبَضُ الْعلِْمُ 
 يرُيِدُ الْقَتْلَ 

ثَـناَ شَقِيقٌ قاَلَ جَلَسَ عَبْدُ اللََِّّ وَأبَوُ    -7 ثَـناَ الََْعْمَشُ حَدَّ ثَـناَ أَبِ حَدَّ ثَـناَ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّ مُوسَى فَـتَحَدَّثََ فَـقَالَ أبَوُ حَدَّ
مً  عَليَْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يدََيْ السَّاعَةِ أيََّ  ُ وَيـنَْزلُِ فيِهَا الَْْهْلُ وَيَكْثُـرُ فيِهَا الَْرَجُْ مُوسَى قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ا يُـرْفَعُ فيِهَا الْعلِْمُ 

وَائِلٍ قاَلَ إِنِ ِ لَْاَلِسٌ مَعَ  ثَـناَ جَريِرٌ عَنْ الََْعْمَشِ عَنْ أَبِ  بَةُ حَدَّ قُـتـَيـْ ثَـناَ    عَبْدِ اللََِّّ وَأَبِ مُوسَى رَضِيَ اللََُّّ وَالَْرَجُْ الْقَتْلُ حَدَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مِثْـلَهُ وَالَْرَجُْ بلِِسَانِ الْْبََشَ  هُمَا فَـقَالَ أبَوُ مُوسَى سََِعْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ  ةِ الْقَتْلُ عَنـْ

 
2.  HR.Muslim, Kitab Ilmu No.4824, 4825, 4826  

بَانُ بْنُ فَـرُّوخَ حَدَّثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّ  -1 ثَـنَا شَيـْ ثَنَِّ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ حَدَّ ثَـنَا أبَوُ التـَّيَّاحِ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُـرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَـثْـبُتَ الْْهَْلُ وَيشُْرَبَ ا  لْْمَْرُ وَيظَْهَرَ الز نََ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ثَـنَا شُعْبَةُ سََِعْتَ  -2 ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّ ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ الْمُثَنََّّ وَابْنُ بَشَّارٍ قاَلَا حَدَّ ثُ عَنْ  حَدَّ قَـتَادَةَ يَُُدِ 
ُ عَ  عْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ثكُُمْ حَدِيثاً سََِ ثكُُمْ أَحَدٌ  أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ أَلَا أُحَدِ  لَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَُُدِ 

عَهُ مِنْهُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُـرْفَعَ الْعِلْمُ وَيظَْهَرَ الْْهَْلُ وَيَـفْشُوَ الز نََِ وَيُ  شْرَبَ الْْمَْرُ وَيذَْهَبَ بَـعْدِي سََِ
ثَـنَا  3 -مْرأَةًَ قَـيِ مٌ وَاحِدٌ الر جَِالُ وَتَـبـْقَى النِ سَاءُ حَتىَّ يَكُونَ لِْمَْسِيَن ا بَةَ حَدَّ ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيـْ حَدَّ

ثَـنَا عَبْدَةُ وَأبَوُ أسَُامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ عَ  ثَـنَا أبَوُ كُريَْبٍ حَدَّ رُوبةََ عَنْ قَـتَادَةَ  مَُُمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح و حَدَّ
ثكُُمُوهُ أَحَدٌ بَـعْدِي    عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِ حَدِيثِ ابْنِ بِشْرٍ وَعَبْدَةَ لَا يَُُدِ  عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ فَذكََرَ بمثِْلِهِ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  سََِ
اللََِّّ    -4 عَبْدِ  بْنُ  مَُُمَّدُ  ثَـنَا  سَعِيدٍ حَدَّ أبَوُ  ثَنِِ  حَدَّ الََْعْمَشُ ح و  ثَـنَا  حَدَّ قاَلَا  وَأَبِ  ثَـنَا وكَِيعٌ  حَدَّ نُُيٍَْْ  بْنِ 

ثَـنَا الََْعْمَشُ عَنْ أَبِ وَائلٍِ قاَلَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللََِّّ  ثَـنَا وكَِيعٌ حَدَّ  وَأَبِ مُوسَى الََْشَجُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّ
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مًا يُـرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَي ـَفَـقَالَا قَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يدََيْ السَّاعَةِ أيََّ  ُ نْزلُِ فِيهَا الْْهَْلُ الَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِ النَّضْ  ثَـنَا عُبـَيْدُ اللََِّّ  وَيَكْثُـرُ فِيهَا الَْرَجُْ وَالَْرَجُْ الْقَتْلُ حَدَّ ثَـنَا أبَوُ النَّضْرِ حَدَّ رِ حَدَّ

الَ رَسُولُ اللََِّّ  الََْشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الََْعْمَشِ عَنْ أَبِ وَائلٍِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ وَأَبِ مُوسَى الََْشْعَريِِ  قاَلَا قَ 
ثَنِِ الْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّ  ُ ثَـنَا حُسَيْنٌ الْْعُْفِيُّ عَنْ زاَئدَِةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ صَلَّى اللََّّ ءَ حَدَّ قَاسِمُ بْنُ زكََريََّ

اللََِّّ صَلَّى رَسُولُ  قاَلَ  فَـقَالَا  يَـتَحَدَّثََنِ  وَهُاَ  مُوسَى  وَأَبِ  اللََِّّ  عَبْدِ  مَعَ  جَالِسًا  كُنْتُ  قاَلَ  عَليَْهِ   شَقِيقٍ   ُ اللََّّ
بَةَ وَأبَوُ كُرَيْبٍ وَابْنُ نُُيٍَْْ وَإِسْحَقُ اوَسَلَّمَ بمثِْلِ  ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيـْ لْْنَْظلَِيُّ  حَدِيثِ وكَِيعٍ وَابْنِ نُُيٍَْْ حَدَّ

ُ عَلَيْ  يعًا عَنْ أَبِ مُعَاوِيةََ عَنْ الََْعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِ مُوسَى عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ ثَـناَ جََِ هِ وَسَلَّمَ بمثِْلِهِ حَدَّ
وَأَبِ مُوسَى وَهُاَ   إِسْحَقُ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ أَخْبَُنَََ جَريِرٌ عَنْ الََْعْمَشِ عَنْ أَبِ وَائلٍِ قاَلَ إِنِ ِ لَْاَلِسٌ مَعَ عَبْدِ اللََِّّ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثِْلِهِ   يَـتَحَدَّثََنِ فَـقَالَ أبَوُ مُوسَى قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 
3. HR.al-Tirmizi, kitab al-Fitan No. 2131  

ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَ  - ثَـنَا مَُْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَـنَا النَّضْرُ بْنُ شُِيَْلٍ حَدَّ الِكٍ أنََّهُ قاَلَ حَدَّ
ثكُُمْ حَدِيثاً   عَهُ مِنْ رَسُ أُحَدِ  ثكُُمْ أَحَدٌ بَـعْدِي أنََّهُ سََِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَُُدِ   ُ عْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ولِ سََِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ    ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  ُ سَّاعَةِ أَنْ يُـرْفَعَ الْعلِْمُ الاللََِّّ صَلَّى اللََّّ
لِْمَْ  يَكُونَ  حَتىَّ  الر جَِالُ  وَيقَِلَّ  النِ سَاءُ  وَيَكْثُـرَ  الْْمَْرُ  وَتُشْرَبَ  الز نََِ  وَيَـفْشُوَ  الْْهَْلُ  قَـيِ مٌ وَيظَْهَرَ  امْرأَةٍَ  سِيَن 

 رَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ قاَلَ أبَوُ عِيسَى وَفِ الْبَاب عَنْ أَبِ مُوسَى وَأَبِ هُريَ ـْ
 

4. HR.Ibnu Majah No. 4035 Kitab al-Fitan  

ثَـنَا شُعْبَةُ - ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّ ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَُُمَّدُ بْنُ الْمُثَنََّّ قاَلَا حَدَّ سََِعْتُ قَـتَادَةَ يَُُدِ ثُ    حَدَّ
بْنِ   أنََسِ  ثكُُمْ عَنْ  يَُُدِ  لَا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ اللََِّّ صَلَّى  رَسُولِ  مِنْ  عْتُهُ  حَدِيثاً سََِ ثكُُمْ  أُحَدِ  أَلَا  قاَلَ  بهِِ مَالِكٍ   

الز ِ  الْْهَْلُ وَيَـفْشُوَ  الْعِلْمُ وَيظَْهَرَ  يُـرْفَعَ  مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ  مِنْهُ إِنَّ  عْتُهُ  بَـعْدِي سََِ الْْمَْرُ أَحَدٌ  نََ وَيشُْرَبَ 
 وَيذَْهَبَ الر جَِالُ وَيَـبـْقَى النِ سَاءُ حَتىَّ يَكُونَ لِْمَْسِيَن امْرأَةًَ قَـيِ مٌ وَاحِدٌ 

5. HR. Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad Bin Hanbal No. 12069  
ثَـنَا أبَوُ  - ثَنِِ أَبِ حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّ ُ  حَدَّ ثَـنَا أنََسُ بْنُ مَالِكٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ التـَّيَّاحِ حَدَّ

 ز نََ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُـرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَـثْـبُتَ الْْهَْلُ وَتُشْرَبَ الْْمُُورُ وَيظَْهَرَ ال
c. I’tibar Sanad 
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 Hadis prediktif “ hilangnya ilmu dan maraknya dosa besar” terekam dalam  

kitab: Shahih al-Bukhāri terdapat delapan jalur sanad,  Shahih Muslim lima jalur 

sanad, Sunan Al-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal masing-

masing terdapat hanya satu jalur sanad. Dengan demikian  hadis tersebut memiliki 14 

jalur sanad dengan enam mukharrij. Penyebaran hadis tersebut dapat dilihat pada 

skema hadis berikut: 
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VII. Skema hadis Prediktif “Hilangnya Ilmu dan Maraknya 

Kebodohan  

 

 

 

 

 سمعت  

 

                                                             

 

 

 

 عن عن      أخبرنا قال 

 

 

 

  حدثنى عن عن                              عن                  حدثنا           

 

 
 حدثنا    

  ثنا حد حدثنا     حدثنا             

 حدثنا     حدثنا  عن      

 

 

 

  حدثنا  

                                      حدثنا                  حدثنا                                                  أخبرنا             حدثنا              حدثنا

 

 

 

 

 حدثنا   

 

 حدثنا          حدثنا  حدثنا     

 

 

 حدثنا  حدثنا              

 

 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِنه مِنْ أَشْرَاطِ السهاعَةِ أَنْ يُ رْفَعَ الْعِلْمُ وَيَ ثْ بُتَ الْْهَْلُ قاَلَ رَسُولُ  اللَّهِ صَلهى اللَّه  

 أنََسِ بْنِ مَالِك  

 أَبِ الت هيهاحِ 

 عَبْدُ الْوَارِثِ 

عِمْراَنُ بْنُ  

 مَيْسَرَةَ 

 البخ ا رى     

 شُعْبَةَ 

 يََْيَ 

 مُسَدهدٌ 

 قَ تَادَةَ 

 مُسْلِمُ  

 هِشَامٌ 

دَاوُدُ 
بْنُ  
شَبِي
 ب  

 الَْْعْمَشُ  هَُهامٌ 

 عَبْدِ الرهحَُْنِ 

 أبَوُ الزينََِدِ 

 شُعَيْبٌ 

 أبَوُ اليَْمَانِ 

 أَبِ هُرَيْـرةََ 

 سَالَِ  

 حَنْظلََةُ 

 الْمَكيِي  

 أبَوُ مُوسَى 

وَائلِ  أبو \شَقِيقٌ ق  

 أَبِ 

 عُمَرُ بْنُ حَفْص  

مسلـــــــــم  

   

 شَيْباَنُ 

وَمَُُمَّدُ بْنُ 
 الْمُثَنََّّ 

وَابْنُ 
 بَشهار  

مَُُمهدُ 
بْنُ عَبْدِ 
 اللَّهِ 

 أَبِ 

 

 وكَِيعٌ 

سَعِيد  أبَوُ   

 الترمذى   

 النهضْرُ 

 مَُْمُودُ 

 إبن ماجه

دُ بْنُ  جَعْفَرٍ مَُُمَّ  

أحمد 

بن 

ل حنب  

 عَبْدُ الصهمَد 
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 Tampak dari skema tersebut bahwa hadis ini diriwayatkan oleh tiga orang 

sahabatNabi, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan Abu Musa al-Asy’ari. 1) Dari Abu 

Hurairah diterima oleh tiga orang muridnya, yaitu: Salim – Hanz\alah- al-Makkiy- 

lalu dikodifikasi  oleh al-Bukhari, 2) Abdu al-Rahman- Abu al-Zanad- Syu’aib- Abu 

al-Yaman- dikodifikasi oleh al-Bukhari. 

 Dari Anas bin Malik diterima oleh dua orang muridnya, Qatādah dan Abu al-

Tayyah.  Selanjutnya Qatadah menyampaikan kepada empat orang muridnya, yaitu: 

Said, Syu’bah, Hisyam, dan Hammam, lalu diterima oleh murid-murid mereka dan 

sampailah kepada para mukharrij. Melalui jalur Syu’bah diterima oleh: al-Bukhari, 

Muslim, al-Tirmizi,. Melalui jalur Hisyam diterima oleh: al-Bukhari. Melalui jalur 

sanad Hammam diterima oleh: al-Bukhari.  Demikian juga dari Abu al-Tayyah, 

diterima oleh Abdul Waris lalu disampaikan kepada tiga orang muridnya, yaitu 

Imran lalu diterima oleh al-Bukhari, Syaiban diterima oleh Muslim, dan Abdu al-

Shamad diterima oleh Ahmad bin Hanbal. 

 Riwayat Abu Musa al-Asy’ariy dan Abdullah Ibnu Mas’ud diterima oleh 

Syaqiq yang juga dikenal dengan Abi Wāil, lalu disampaikan kepada al-A’masy 

selanjutnya kepada tiga orang murid al- A’masy. Melalui Waki’ dan bapaknya 

diterima oleh Muslim, melaui bapaknya diterima oleh al-Bukhari, dan melalui jalur 

Jarir diterima juga oleh Muslim. 

 Tampaknya,  hadis tersebut memiliki sya>hid dan muta>bi’. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan studi hadis, dari segi kuantitas periwayat, hadis 

tersebut merupakan hadis ahad masyhur. 
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d. Kritik Hadis   

1. Kritik Sanad. 

Untuk meneliti kualitas hadis prediktif “Hilangnya Ilmu dan Maraknya 

perbuatan Dosa Besar”, penulis memilih jalur sanad al-Tirmudziy- Mahmud bin 

Gīlan- al-Nadr bin Syamīl- Syu’bah- Qatādah- Anas bin Malik (hadis nomor: 2131) 

sebagai objek penelitian. Redaksi hadis lengkap dengan sanadnya adalah sebagai 

berikut: 

مَ  بْنِ  أنََسِ  عَنْ  قَـتَادَةَ  عَنْ  شُعْبَةُ  ثَـنَا  حَدَّ شُِيَْلٍ  بْنُ  النَّضْرُ  ثَـنَا  حَدَّ غَيْلَانَ  بْنُ  مَُْمُودُ  ثَـنَا  قاَلَ حَدَّ أنََّهُ  الِكٍ 
ثكُُمْ حَدِيثاً عَهُ مِنْ رَسُ   أُحَدِ  ثكُُمْ أَحَدٌ بَـعْدِي أنََّهُ سََِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَُُدِ   ُ عْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ولِ سََِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ    ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  ُ لسَّاعَةِ أَنْ يُـرْفَعَ الْعلِْمُ االلََِّّ صَلَّى اللََّّ
لِْمَْ  يَكُونَ  حَتىَّ  الر جَِالُ  وَيقَِلَّ  النِ سَاءُ  وَيَكْثُـرَ  الْْمَْرُ  وَتُشْرَبَ  الز نََِ  وَيَـفْشُوَ  الْْهَْلُ  قَـيِ مٌ وَيظَْهَرَ  امْرأَةٍَ  سِيَن 

 وَاحِدٌ .
a) Al-Tirmidziy. (200 H/824 M-279 H/892 M.) 

Dia adalah Abū ῙSā Muhammad bin Isa bin Sūrah Bin Mūsa, bin al-Dahhak, al-Silmi 

al-Tirmizi. Lahir pada tahun 200 H. di Tirmidz dan dia juga seorang imam yang 

hāfidzh,terpecaya dan menjadi hujjah. Belajar hadis dari banyak ulama, di antaranya: 

Qutaibah bin Said, Ishak bin Musa, Mahmud bin Gailan, Sa’id bin Abdu 

al-Rahman, Muhammad bin Basyar, Ali Ibnu Hajjar, Ahmad bin Mani’, Muhammad 

bin al-Mutsanna, Sufyan bin Waki’, dan Muhammad bin Ismail al-Bukhari.204 

 Sementara itu, yang belajar hadis darinya di antaranya: Muhammad bin 

Ahmad Ibnu Mahmud al-Mahbūbi, Abu Hamid Ahmad bin Abdullah, al-Marwaziy, 

al-Haetsam bin Kulaib al-syāsi, dan Muhammad bin al-Munzir bin Syakar. Daerah 

yang pernah dikunjungi untuk belajar hadis dari ulama, cukup  banyak, antara lain: 

 

204 Muhammad Abu Zahw, al-Hadīts wa al-Muhadditsūn, h.310 
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Khurasan, Irak, dan Hijaz. Dia menulis hadis dan menyusun banyak karya yang 

mengagumkan. Seperti: al-Jami’, Kitāb al-asmā wa al-Kunyā, al-syamāil, al-

Tawãrikh, al-Ilal, dan kitab al-Zuhud. Menurut penelitian Ahmad Muhammad bin 

Syakir, Kitab Jami’ al-Tirmidziy memuat sekitar 3.956 hadis. Di dalam kitab ini ia 

mengklassifikasikan kualitas hadis menjadi shahih, hasan dan ḍa’īf. Setelah selesai 

menullis kitab ini beliau memperlihatkannya kepada ulama Hijaz, Irak dan Khurasan. 

Mereka senang dan bangga melihatnya. Beliau berkata :” Aku tulis bukuku ini dan 

telah aku sodorkan kepada para ulama Hijaz, Irak dan Khurasan dan mereka 

menyenanginya. Barang siapa di rumahnya terdapat Kitab Sunan ini, maka seakan-

akan di rumahnya terdapat seorang Nabi yang berbicara. Buku inila sumber pertama 

hadis Hasan.205 

 Para Ulama sepakat atas keimaman dan kehebatannya. Ibnu Hibban dalam al-

Tsiqāt mencantumkan namanya, kemudian ia berkata “ al-Tirmiziy termasuk orang 

yang menghimpun hadis, menyusun, menghafal dan mempelajarinya”. Menurut abu 

Ya’la al-Khalili, ia terpercaya dan disepakati bersama, terbukti keterpercayaannya 

dengan adanya Imam al-Bukhari sebagai imam hadis dan imam para ahli hadis , 

mempercayai dan mengambil riwayat darinya. 

 Al-Z|ahabi> menyatakan dalam kitabnya al-Mīzān: Muhammad bin Isa bin 

Surah abu Isa al-Tirmidzi adalah seorang ha>fiz\ al-Ilm, pengarang al-Jāmi’, 

terpercaya dan disepakati bersama. Pada ahir hidupnya, dia mengalami kebutaan , 

dan wafat di Tirmizi pada tahun 279 H. dalam usia 70 th.206 Tampaknya, kredibilitas 

dan kemampuan intelektual al-Tirmizi tidak diragukan lagi, bahkan mendapatkan 

pujian dari ulama kritikus hadis. 

 

205Abdul Majid Khan, Ulumul Hadis, h. 297 

206Muhammad Abu Zahw, al-Hadīts wa al-Muhadditsūn, h.310 
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b) Mahmud bin Gailan 

Dia adalah Mahmud bin Gailan al-Adawiy, memiliki kunyah Abu Ahmad al-

Marwaziy, T}abaqah ke sepuluh dari tokoh generasi ulama yang menerima hadis 

dari tabi’ tabi’in. menetap di Bagdad dan wafat pada tahun 239 H. Hadisnya 

diriwayatkan oleh: al-Bukhari, Muslim, al-Tirmiziy, al-Nasaiy, dan Ibnu Majah. 

Tingkat keterpercayaannya menurut Ibnu hajar ṡiqah, Al-Z|ahabi menilai al-Hāfidz}.  

Dia Menerima hadis dari banyak ulama, antara lain: Ibrahim bin Habib bin al-

Syahīd, Ahmad bin Shalih, Azhar bin Sa’d al-Samāni, Azhar bin al-Qāsim, Bisyr bin 

al-Sariy, al-Nad\r bin Syumail, dan Abi al-Nadhr Hasyim al-Qashim. Di samping itu, 

banyak juga ulama yang meriwayatkan hadis darinya, termasuk  ulama al-Jamā’ah, 

kecuali Abu Dawud.  Selain itu, Ibrahim bin Abi Thalib, Ishak bin al-Hasan al-

Harabiy, al-Hasan bin Sufyan al-Syaibani, Abu Hatim, Abu Zar’ah al-Rāzayān, dan 

selainnya.207 

Tingkat keterpercayaannya mendapatkan penilaian positif dari ulama kritikus 

hadis. Misalnya: al-Nasai, Marwazi>, Ibnu hajar, dan Abu Hatim al-Rāzī menilainya 

ṡiqah, Al-Zahabi menilai al-Hāfiz}. Ibnu Hibban mencantumkan namanya dalam al-

S|iqāt, Ahmad Ibnu Hanbal menyatakan bahwa saya sangat mengenalnya di bidang 

hadis. 208  Tidak ada satu pun dari ulama kritikus hadis yang memberi penilaian 

negatif terhadap dirinya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa Mahmud bin Gailan 

adalah periwayat yang dapat diterima dan dijadikan hujjah riwayat hadisnya. 

 

 

 

207Tarājim al-Ruwāt dalam  CD. Program al-Maktabat al-Syamilah. 

208Al-Jarh wa al-Ta’dil dalam CD. Program Maūsū’at al-Hadīts al-Syarīf. 
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c) Al-Nad}r bin Syumail. 

Nama lengkapnya, al-Nadhr bin Syumail bin Kharsyat al-Māzini, Abu al-

Hasan al-Nahawi> al-Bas}ari> al-Marwizi>, t}abaqah ke Sembilan dari generasi 

yunior tabi’ tabi’in. Lahir pada tahun 122 H. dan wafat pada tahun 204 H. di marw. 

Dia belajar hadis dari berbagai ulama. Misalnya: Israil bin Yunus yang hadisnya 

diterima oleh al-Bukhari dan Muslim. Asy’ats bin abd. al-Malik, hadisnya 

diriwayatkan oleh Al-Nasai., Bahz bin Hakim hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu 

Majah, Hammad bin Salmah hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, al-Nasai dan Ibnu 

Majah., Syu’bah bin al-Hajjāj hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, al-

Tirmiziy, al-Nasaiy, dan Ibnu Majah. Dan selainnya. Sementara itu, ulama yang 

meriwayatkan hadis darinya adalah: Ahmad bin Abi Rajā al-Harawiy, Ahmad bin 

Said al-Darimi, ahmad bin Muhammad bin Syubawaih, Ishak bin Rahawaih, 

Mahmud bin Gailan al-Marwaziy, dan selainnya209 

Tingkat keterpercayaannya, banyak mendapat pujian dari ulama kritikus 

hadis. Al-Nasa>i>, Abu Hatim, Ali bin al-Madīniy, dan Yahya bin Main menilainya 

ṡiqah, bahkan Ibnu Hajar memberi pujian yang dobel dengan menyatakan dia ṡiqah 

tsabat. Al-Z|ahabi menyatakan dia ṡiqah, imam yang ahli di bidang sunnah, sebagai 

tokoh dan sekaligus ulama hadis di  muruw.210 Tampaknya tidak ada satu pun dari 

ulama kritikus hadis yang menilainya negative. Dengan demikian, dapat dinyatakan 

bahwa al-Nadhr bin Syumail adalah periwayat yang dapat diterima dan dijadikan 

hujjah riwayat hadisnya. 

 

 

 

209Tarājim al-Ruwāt dalam  CD. Program al-Maktabat al-Syamilah  . 

210Al-Jarh wa al-Ta’dil dalam CD. Program Maūsū’at al-Hadīts al-Syarīf. 
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d) Syu’bah. 

 Memiliki nama lengkap: Abu Bustham Syu’bah bin al-Hajjāj bin al-Ward al-

Atakiy al-Azd al-Wasithi al-Bashri. Dia lahir di Nahriyah sebuah desa di  wilayah 

Wasith Basrah pada tahun 83 H. Dia dikenal sebagai ulama besar Basrah yang 

memiliki keluasan ilmu yang tiada duanya di zamannya. Dia termasuk T}abaqah ke 

tujuh dari generasi senior tabi’ tabi’īn, wafat di Bashrah pada tahun 160 H.dengan 

usia 77 tahun. Dia seorang imam terkemuka, belajar hadis dari Anas bin Sairin, 

Amru bin Dinar, Al-Sya’biy, dan para tabi’in lainnya. Sedangkan yang belajar hadis 

darinya adalah al-A’masy, Ayyub al-Sukhtiyani, Muhammad bin Ishak, mereka 

semua dari kalangan tabi’in, Al-S|auri, Ibnu Mahdi, Waki’ Ibnu Mubarak, Yahya al-

Qaththan, al-Nadhr bin Syumail, dan para Imam-Imam terkemuka lainnya.211 

Tingkat keterpercayaannya mencapai tingkat tertinggi. Ibnu Hajar menilainya 

ṡiqah hāfidzh mutqan, al-S|auri> menyatakan dia amīr al-mu’minīn fī al-hadīts. 

Demikian juga al-Z|ahabi menilainya dengan sebutan amīr al-mu’minīn fī al-hadīts, 

tsabat hujjat. Imam Ahmad berkata” Pada zaman Syu’bah tidak ada orang yang 

setara dengannya dan tidak ada orang yang lebih baik hadisnya selain dirinya. Dialah 

satu-satunya orang yang paling pakar di bidang ilmu hadis dan kondisi para 

periwayat. Dia meriwayatkan dari 30 orang Kufah yang sebelumnya belum pernah 

diriwayatkan oleh Sufyan al-Tsairi. 

S{alih bin Muhammad berkata,” Orang pertama yang berbicara tentang para 

periwayat hadis adalah Syu’bah kemudia diikuti oleh Yahya al-Qaththan, kemudian 

diikuti oleh Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Ma’in. Menurut Abdu al-Shamad, Syu’bah 

 

211 Muhammad Abu Zahw, al-Hadīts wa al-Muhadditsūn, h. 250-251 
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bertemu dengan lebih dari 50 orang sahabat –sahabat Ibnu Umar.212Para ulama 

kritikus hadis sepakat atas kedudukannya sebagai seorang imam hadis terkemuka , 

ketelitian , ketekunan dan kredibilitas yang dimilikinya. Karena itu hadis riwayatnya 

layak diterima dan dijadikan sebagai hujjah. 

e) Qatādah 

Dia adalah Qatadah bin Du’āmah bin Qatadah, pendapat lain menyebutnya 

dengan Qatadah bin Du’amah bin Ikabah al-Sudūsiy memiliki kunyah Abu al-

Khaththab al-Bashariy. Lahir pada tahun 60/61 H. Hadisnya diriwayatkan oleh: 

Jama’ah (al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, al-Nasai, dan Ibnu Majah). 

Dia belajar haadis dari Anas bin Malik, Badil bin Maesarah al-Uqailiy, Basyir bin 

Ka’b al-‘Adawiy, Hasan bin Bilal, al-Hasan al-Bahriy, Amru bin Dinar, dan lain 

sebagainya.213 Sedangkan ulama yang meriwayatkan hadis darinya: Aban bin Yazid, 

Ibrahim bin Abdu al-Malik, Ismail bin abi Khalid Abu Abdillah, Bahz bin Hakim bin 

Muawiyah bin Haedah Abu Abdul Malik, Jarir bin Hazil bin Zaid Abu al-Nadhr, 

Syu’bah bin al-Hajjaj bin al-Ward Abu Bustham214 

Tingkat keterpercacaannya, menurut Ibnu Hajar dia ṡiqah tsabat, al-Dzahabi 

menilainya al-Hāfidz\.  Ibnu sirin juga memberi pujian dobel yaitu ahfaz\ al-Nās, 

Yahya bin Ma’in menilai tsiqat, Abu Zar’ah al-Razi mnyatakan dia orang yang 

paling kuat dalam kebaikan, Muhammad bin Sa’d menyataka dia ṡiqah ma’mūn,  

hujjat fī al-Hadis, Ibnu Hibban memandang dia sebagai orang yang paling kuat 

hafalannya pada zamannya. Abu Hatim juga menilai dia sebagai orang yang paling 

kuat hafalannya dari kalangan orang yang belajar hadis kepada Anas bin 

 

212 Muhammad Abu Zahw, al-Hadīts wa al-Muhadditsūn, h.251. Al-Jarh wa al-Ta’dil dalam 

CD. Program Maūsū’at al-Hadīts al-Syarīf. 

213 Tarājim al-Ruwāt dalam  CD. Program al-Maktabat al-Syamilah 

214 Talāmīdz al-Rāwī dalam CD. Program Maūsū’at al-Hadīts al-Syarīf.. 
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Malik. 215 Tampaknya Qatadah merupakan periwayat yang diakui kredibilitas dan 

kafasitas keilmuannya, itu terlihat dari banyaknya ulama kritikus hadis yang 

memberi penilaian positif, bahkan di antara mereka ada yang memberi pujian yang 

super. Seperti  Ibnu Hajar melabelinya dengan ungkapan ṡiqah tsabat, yang dalam 

ilmu al-jarh wa alta’dil lafal tersebut merupakan lafal ta’dīl tingkat tinggi. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa qatadah adalah periwayat yang memenuhi 

kreteria periwayat yang layak diterima dan dijadikan hujjah riwayat hadisnya. 

f) Anas bin Malik. 

Dia adalah Anas bin Malik bin al-Nadhr bin Dhamdham bin Zeid bin Haram 

bin Jundub bin Amir bin Ganam bin Adiy bin al-Najjar al-Anshariy al-Khasrajiy al-

Najjāriy, pembantu Rasulullah saw. Selama 10 th, saat Nabi tinggal di Madinah dia 

berumur 10 th, ketika Nabi wafat dia berusia 20 tahun.T}abaqah pertama dari 

generasi sahabat. Di kemudian hari, dia tinggal di Bashrah. Ibunya, Ummu Sulaim 

membawanya kepada Rasulullah, pada saat beliau tiba di Madinah ibunya berkata: “ 

wahai Rasulullah, anak kecil ini siap mengabdi kepadamu.”Lantas Rasulullah 

menerimanya. 

Anas tinggal di rumah Nabi,  banyak menyaksikan apa yang tidak pernah 

dilihat oleh orang lain. Dia banyak mengetahui kondisi Nabi saw.  Dia masih hidup 

selama 83 tahun setelah Nabi wafat. Waktu yang demikian panjang mendukungnya 

untuk banyak mempelajari hadis dari Nabi saw. dari para sahabat beliau, serta 

menyebarluaskannya kepada banyak orang. 

Setelah meninggalkan Madinah, dia tinggal di Bashrah, di sanalah dia 

melakukan periwayatan hadis. Dari bimbingannya bermunculan para imam hadis 

 

215Al-Jarh wa al-Ta’dil dalam CD. Program Maūsū’at al-Hadīts al-Syarīf. 
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dari kalangan tabi’in, seperti al-Hasan, Ibnu Sirin, Humaid al-Thahwil, Tsabit al-

Banani, dan selainnya. 

Hadis yang diriwayatkan dari anas berjumlah 1286 hadis. Hadis yang 

disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim 168 hadis, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari 

sendiri sebanyak 83 hadis, dan Muslim meriwayatkan sebanyak 71 hadis.216 

Dalam kitab al-Tārikh, al-Bukhari meriwayatkan dari Qatadah, bahwa ketika 

Anas wafat, Maūriq berkata” Hari ini separoh ilmu telah pergi”, lalu dikatakan 

kepadanya “ Bagaimana bisa demikian”., ia menjawab “ Karena selama ini kalau ada 

orang yang menuruti hawa nafsunya dengan menentang  kami dalam suatu hadis, 

maka kami mengajaknya menemui langsung Anas bin Malik sebagai orang yang 

mendengarkan langsung dari Nabi. Anas wafat di luar kota Bashrah, sekitar 1,5 mil. 

Lalu dimakamkan di suatu tempat yang kemudian dikenal dengan nama Qashr anas. 

Menurut pendapat jumhur yang sahih, dia wafat pada tahun 92/93 H217. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanad hadis 

tersebut sahih, baik dari segi ketersambungan sanadnya, maupun dari segi 

keterpercayaan periwayatnya. Ketersambungan sanad dapat dilihat dari  masa hidup 

mereka, misalnya: Anas bin Malik sebagai periwayat tingkat a’lā, wafat pada tahun 

92/93 H. , sedangkan  Qatadah (periwayat tingkat ke dua) wafat pada tahun 117 H.  

atau 14 tahun setelah wafatnya Anas bin Malik. sehingga terjadinya pertemuan di 

antara keduanya dalam proses tahammul wa adā al-hadis ada kemungkinannya 

terjadi. Demikian juga Syu’bah, dia wafat pada tahun 160 H. atau 43 tahun setelah 

wafatnya Qatadah. Al-Nadhr bin Syumail wafat pada tahun 204 H. atau 44 tahun 

sebelum wafatnya Syu’bah., Mahmud bin Gailan wafat pada tahun 239 H. atau 35 

 

216 Muhammad Abu Zahw, al-Hadīts wa al-Muhadditsūn,  h. 121 

217Tarājim al-Ruwāt dalam  CD. Program al-Maktabat al-Syamilah 
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tahun sebelum wafatnya al-Nadhr bin Syumeil, al-Tirmidzi wafat pada tahun 279 H. 

atau 40 tahun sebelum wafatnya Mahmud bin Gailan.  

2. Kritik matan. 

 Redaksi matan hadis yang menunjukkan kepada makna “hilangnya ilmu”, 

cukup bervariasi. Dalam redaksi matan Muslim dari Gundar dan selainnya dari 

Syu’bah berbunyi    العل يرفع   demikian juga dalam riwayat Sa’id yang sampai ,أن 

kepada al-Tirmidziy, dalam riwayat  Syu’bah, yang sampai kepada al-Bukhari, Ibnu 

Majah, dan Ahmad bin Hanbal. Riwayat Hammam dan Hisyam dalam kitab al-Nikāh 

semuanya dari Qatadah sama dengan riwayat Abi al-Tayyah melalui Abdu al-Waris 

dalam redaksi matan yang sampai kepada al-Bukhari dan Ahmad bin Hanbal. 

 Berbeda dengan  redaksi matan al-Bukharidari Anas bin Malik melalui 

Musaddad dari Syu’bah, dan melalui Muslim bin Ibrahim dari Hisyam yang 

semuanya diterima dari Qatadah , berbunyi  ل أن يقل الع  (ilmu berkurang). Berbeda juga 

dengan redaksi matan al-Bukhari riwayat hadis dari Abu Hurairah melalui Abdi al-

Rahman dan Salim, lafadzhnya berbunyi   أن يقبض العل(mengerutkan ilmu). 

Tampaknya ada tiga macam lafal yang berbeda  digunakan dalam redaksi 

matan hadis tersebut, yaitu: العلم يرفع  العل ,  أن  يقل  مأن   , dan   العلم يقبض   Perbedaan .أن 

lafadzh tersebut tidak menimbulkan makna yang saling bertentangan antara yang 

satu dengan lainnya, juga tidak merusak substansi makana hadis. Tetapi adanya 

variasi redaksi matan tersebut, menunjukkan dugaan bahwa hadis ini diriwayatkan 

secara makna. 

 Dengan demikian, berdasarkan kaidah kesahihan sanad dan matan hadis, 

dapat disimpulkan bahwa, dari segi kuantitas sanad hadis prediktif “ Hilangnya ilmu 

dan maraknya kebodohan” adalah hadis ahad masyhur, karena jumlah periwayatnya 

terdiri dari tiga orang periwayat atau lebih pada setiap tingkat periwayat.  Dan dari 
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segi kualitas sanad dan matan tergolong hadis  s}ahih, dan memiliki otoritas agama 

sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah. 

3. Menukar Agama dengan Kenikmatan Duniawi. 

a. Redaksi Hadis 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ بَادِرُوا بِالََْعْمَالِ فِتـَنًا    ُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ  عَنْ أَبِ هُريَْـرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
نْـيَا قاَلَ أبَوُ عِيسَى الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيَُْسِي كَافِرًا وَيَُْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يبَِيعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنْ الدُّ 

 218هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

Artinya: 

“Dari Abu Huraiah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: 

"Segeralah melakukan berbagai amal sebelum datangnya berbagai fitnah 

seperti bagian malam gelap, di pagi hari seseorang beriman dan di sore hari 

menjadi kafir, sore hari beriman dan di pagi hari menjadi kafir, salah seorang 

dari mereka menjual agamanya dengan barang dunia." Berkata Abu Isa: Hadits 

ini hasan shahih”  (HR.al-Tirmizi no.2121, dari Abu Hurairah). 

b. Takhri>j al-Hadi>s\: 

Setelah menelusuri hadis tersebut melalui CD. Program Mausū'ah al-Hadis Al-

Syarīf, dan CD. Maktabat al-Syāmilah dengan kata kunci  بَادِرُوا, maka diketahuilah 

bahwa hadis tersebut terekam dalam: S{ahi>h Muslim kitab al-i>ma>n no. 169, 

Sunan al-Tirmizi> kitab al-fitan, no. 2121, dan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal 

no. 7687, 8493, dan 10354. Kemudian menelusuri dengan kata kunci  ِالْمُظْلِم maka 

ditemukan bahwa hadis tersebut juga terekam dalam: Sunan al-Tirmizi> no. 2123, 

Sunan Abu Dawud no. 3715, dan 3718, dan dalam Sunan Ibnu Majah, no. 3951. 

1. HR. Muslim no. 169: 

يعًا عَنْ إِسََْعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قاَلَ ابْنُ أيَُّوبَ حَدَّ  -  بَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جََِ ثَـنَا إِسََْعِيلُ حَدَّثَنِِ يَُْيََ بْنُ أيَُّوبَ وَقُـتـَيـْ
عَلَيْهِ وَ   ُ سَلَّمَ قاَلَ بَادِرُوا بِالََْعْمَالِ فِتـَنًا قاَلَ أَخْبَُنِ الْعَلَاءُ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 

218 Al-Tirmizi>, Sunan al-Tirmizi> no. 2121 dalam CD. Rom Mau>su>‘ah al-H}adi>s\ al-

syari>f. 
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يعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيَُْسِي كَافِرًا أوَْ يَُْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يبَِ 
نْـيَا  الدُّ

2. HR. Al-Tirmizi>, no. 2121, 2123: 

ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مَُُمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَ  -1 بَةُ حَدَّ ثَـنَا قُـتـَيـْ بِ هُرَيْـرةََ أَنَّ رَسُولَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ بَادِرُوا بِالََْعْمَالِ فِتـَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ ا لْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيَُْسِي كَافِرًا  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

نْـيَا قاَلَ أبَوُ عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ  حَسَنٌ  وَيَُْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يبَِيعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنْ الدُّ
 صَحِيحٌ 

ثَـنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ  -2 بَةُ حَدَّ ثَـنَا قُـتـَيـْ عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبِ حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ    حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ تَكُونُ بَيْنَ يدََيْ السَّاعَةِ فِتٌَْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُ  ظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

نْـيَا قاَلَ أبَوُ عِيسَى فِيهَا مُؤْمِنًا وَيَُْ   سِي كَافِرًا وَيَُْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِراً يبَيِعُ أقَـْوَامٌ دِينـَهُمْ بعَِرَضٍ مِنْ الدُّ
 جْهِ الْوَ وَفِ الْبَاب عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ وَجُنْدَبٍ وَالنـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيٍْ وَأَبِ مُوسَى وَهَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَا 

3. HR. Abu Dawud, no. 3715 dan 3718: 

ثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ ثَـرْ  -3715 ثَـنَا مُسَدَّدٌ حَدَّ وَانَ عَنْ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يدََيْ السَّاعَةِ فِتـَنًا كَقِطَعِ هُزَيْلٍ عَنْ أَبِ مُوسَى الََْشْعَريِِ  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ  ى اللََّّ

الْقَاعِ  كَافِرًا  وَيُصْبِحُ  مُؤْمِنًا  وَيَُْسِي  كَافِرًا  وَيَُْسِي  مُؤْمِنًا  فيِهَا  الرَّجُلُ  يُصْبِحُ  الْمُظْلِمِ  مِنْ اللَّيْلِ  خَيٌْْ  فِيهَا  دُ 
فِيهَا خَ  وَالْمَاشِي  فإَِنْ الْقَائمِِ  سُيُوفَكُمْ بِالِْْجَارةَِ  وَاضْربِوُا  أَوْتََركَُمْ  وَقَطِ عُوا  قِسِيَّكُمْ  رُوا  فَكَسِ  السَّاعِي  مِنْ  يٌْْ 

 دُخِلَ يَـعْنِِ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ فَـلْيَكُنْ كَخَيِْْ ابْنَِْ آدَمَ 
فاَرِسٍ    -3718 بْنِ  يَُْيََ  بْنُ  مَُُمَّدُ  ثَـنَا  ثَـنَا حَدَّ حَدَّ زيََِدٍ  بْنُ  الْوَاحِدِ  عَبْدُ  ثَـنَا  حَدَّ مُسْلِمٍ  بْنُ  عَفَّانُ  ثَـنَا  حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَ  عْتُ أبََا مُوسَى يَـقُولُ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَّمَ إِنَّ بَيْنَ  عَاصِمٌ الََْحْوَلُ عَنْ أَبِ كَبْشَةَ قاَلَ سََِ
الْقَائمُِ طَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيَُْسِي كَافِرًا الْقَاعِدُ فيِهَا خَيٌْْ مِنْ الْقَائمِِ وَ أيَْدِيكُمْ فِتـَنًا كَقِ 

 بُـيُوتِكُمْ فِيهَا خَيٌْْ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيٌْْ مِنْ السَّاعِي قاَلُوا فَمَا تََْمُرُنََ قاَلَ كُونوُا أَحْلَاسَ 
4. HR. Ibnu Majah, no. 3951 

ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَ  - ثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ ثَـنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ حَدَّ نْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ حَدَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بْنِ ثَـرْوَانَ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ أَبِ مُوسَى الََْ   ُ شْعَريِِ  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

سِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ  بَيْنَ يدََيْ السَّاعَةِ فتِـَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيَُْسِي كَافِرًا وَيَُْ 
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رُوا كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَ  يٌْْ مِنْ الْقَائمِِ وَالْقَائمُِ فِيهَا خَيٌْْ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيٌْْ مِنْ السَّاعِي فَكَسِ 
 مَ  ابْنَِْ آدَ قِسِيَّكُمْ وَقَطِ عُوا أوَْتََركَُمْ وَاضْربِوُا بِسُيُوفِكُمْ الِْْجَارةََ فإَِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدكُِمْ فَـلْيَكُنْ كَخَيِْْ 

5. HR. Ahmad bin Hanbal, no. 7687, 8493, dan 10354  

ثَـنَا زهَُيٌْْ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ عَنْ النَّبِِ  صَلَّى ا -7687 -1 ثَـنَا عَبْدُ الرَّحَْْنِ حَدَّ للََُّّ حَدَّ
الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيَُْسِي كَافِرًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ بَادِرُوا بِالََْعْمَالِ   فِتـَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ 

نْـيَا قلَِيلٍ   وَيَُْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يبَِيعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنْ الدُّ
ثَـنَا سُلَيْمَانُ أنَْـبَأَنََ إِسَْاَعِيلُ أَخْبَُنِ الْعَلَاءُ عَنْ   -8493 -2  أبَيِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى  حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ بَادِرُوا فتِـَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيَُْسِي كَافِ  رًا وَيَُْسِي اللََّّ
نْـيَامُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِراً يبَِيعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنْ    الدُّ

عَنْ    -10354 -3 عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ  الْعَلَاءِ  عَنِ  ثَـنَا زهَُيٌْْ  عَمْروٍ حَدَّ بْنُ  ثَـنَا عَبْدُ الْمَلِكِ  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ بَادِرُوا بِالََْعْمَالِ فِتـَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِ  حُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا  النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

نْـيَا قلَِيلٍ   .وَيَُْسِي كَافِرًا وَيَُْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِراً يبَيِعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنْ الدُّ
 
 
 
 
 

c. I ‘tibar  dan skema sanad. 

Hadis tersebut diriwayatkan oleh lima orang mukharrij al-hadis, yaitu 

Muslim, dan Ibnu majah masing-satu jalur sanad, Al-Tirmizi> dan Abu Dawud 

masing-masing memiliki dua jalur dan Ahmad binhanbal memiliki 3, jadi jalur sanad 

yang ada sebanyak Sembilan. Untuk mengetahui penyebaran sanad tersebut dapat 

dilihat pada skema sanad hadis berikut: 
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VIII.  Skema hadis “ Menukar Agama dengan Kenikmatan Duniawi” 

 

 

 قال                                                           

 عن                                                

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ قاَلَ بَادِروُا بِالَْْعْمَالِ فِتَ نًا كَقِطَعِ  اللهيْلِ الْمُظْلِمِ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه
 مِنْ الد نْ يَا  مُؤْمِنًا وَيُُْسِي كَافِرًا وَيُُْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِرًا يبَيِعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بِعَرَض  يُصْبِحُ الرهجُلُ 

أبو موسى ألأشعرى   أنس بن مالك   أبو هريرة 

 الأشعرى
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 عن  عن              عن         عن                                          

 

 عن  عن   عن  عن      عن 

 

 حدثنا  عن   حدثنا  أخبرنى                             

 عن                             عن                        

  حدثنا  عن  حدثنا   

  ا                    حدثنا

 حدثنا      حدثنا     عن                                             

 حدثنا  ا حدثن                                                          حدثنا  

 

    حدثنا                                                                                                              

 حدثنا         حدثنا  حدثنا  حدثنا           حدثنى حدثنا  

 

 

Tampak dari skema hadis di atas, bahwa hadis ini diriwayatkan dari Nabi 

saw. oleh tiga orang sahabat, yaitu Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan Abu Musa al-

Asy‘ariy. Dari Abu Hurairah diterima oleh ‘Abd al-Rahman dan diterima oleh 

anaknya yaitu al-‘Ala>’ kemudian disampaikan kepada tiga orang muridnya, yaitu 

Zuhair dan Ismail, dan Abd al-aziz,  seterusnya dari Zuhair kepada Abdul Malik dan 

Abd al-Rahman. Dari Ismail diterima oleh Sulaiman kemudian dikodifikasi oleh 

Ahmad bin Hanbal. Dan dari Ismail juga diterima oleh Yahya bersama dengan Ibnu 

 سعد بن سنان

 الليث بن سعد

 قتيبة 

 الترمذى 

عبد الرحمن/أبيه  

 الرحمن

 العلاء بن عبد الرحمن 

 عبد العزيز 

 مسلم

 يحيى  ابن حجر 

 إسماعيل

 هزيل

عبد الرحمن  

 بن ثرون 

 محمد بن حجادة 

 عبد الوارث 

 مسدد  

 أبو داود 

 أبى كبشة

 عاصم 

 عبد الواحد 

 عفان بن مسلم 

محمد بن 

 يحيى 

 أبن ماجه

عمران بن  

 موسى

 أحمد بن حنبل 

 زهير

 عبد المالك  سليمان عبد الرحمن 
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Hijr dan Qutaibah lalu dikodifikasi oleh Muslim. Dari Abd. Aziz diterima oleh 

Qutaibah lalu dibukukan oleh al-Tirmiziy. 

 Dari Anas bin Malik diterima oleh Sa’d bin Sinan disampaikan kepada al-

Lais\ bin Sa’d, diterima oleh Qutaibah lalu diterima dan dikodifikasi oleh al-

Tirmiziy.  Sedangkang yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy’ari>, disampaikan 

kepada dua orang muridnya yaitu Huzail dan Abi> Kabsyah. Dari Huzail diterima 

oleh Abd al-Rahman bin S|arwan lalu diterima oleh Muhammad bin Hujadah 

seterusnya diterima oleh Abd. Al-Waris dan disampaikan kepada Imran bin Musa 

lalu diterima dan dibukukan oleh Ibnu Majah, dan diterima oleh Musaddad lalu 

dibukukan oleh Abu Dawud. Dari Abi> Kabsyah diterima oleh ‘A<s}im- Abd al-

Wahid- ‘Affa>n bin Muslim- Muhammad bin Yahya, lalu diterima dan dibukukan 

oleh Abu Dawud. 

 Untuk mengetahui autentisitas sanad dan matan, penulis memilih sebagai 

objek penelitian, jalur sanad al-Tirmiziy- Qutaibah- ‘Abd al-‘Aziz- al-‘Ala>’ bin abd 

al-Rahman- ‘Abd al-Rahman- Abu Hurairah. 

d. Kritik Hadis.  

1. Kritik sanad 

a) Qutaibah. 

Nama lengkapnya adalah Qutaibah bin Sa‘i>d bin Jami>l Bin T}arif bin 

Abdillah, t}abaqah tabi’ tabi’in senior, keturunan al-S|aqafi> al-Bagla>ni>. Memiliki 

Kunyah: Abu> Raja’, Tinggal dan wafat di Hamas} tahun 240 H. Belajar hadis 

kepada Ibrahim bin Said, Ismail bin Ibrahim, Ismail bin Ja’far, Anas bin ‘Iyad}, 

‘Abd al-Aziz bin Muhammad, dan selainnya. Sedangkan yang belajar hadis 

kepadanya adalah: Ahmad bin Sa’id bin Sakhr, Ahmad bin Muhammad, Abdullah 

bin Muhammad bin Abi> Syaibah, al-Tirmizi>, dan selainnya. 
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Penilaian ulama tentang dirinya mencapai tingkat s\iqah s\abat. Yahya bin 

Ma’in dan abu> Hatim menilainya  s\iqah, al-Nasa>i> menilainya s\iqah s}udu>q, 

Ahmad bin Si>r menyebutnya s\abat, Ibnu Hibba>n menyebutnya min al-mutqini>n, 

dan menurut al-Hakim dia s\iqah ma’mu>n. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa kredibilitas dan kafasitas keilmuan Qatadah, memenuhi kriteria periwayat 

yang dapat diterima dan dijadikan hujjah riwayat hadisnya. 

b) ‘Abd al-Aziz 

Nama lengkapnya adalah: ‘Abd al-Aziz bin Muhammad bin ‘Ubaid bin abi> ‘Ubaid. 

T{abaqah generasi pertengahan dari tabi‘in, keturunan al-Darwardi>, memiliki 

kunyah Abu> Muhammad, tinggal dan wafat di Madinah pada tahun 187 H. Belajar 

hadis dari:  Asmah bin Zaid, Ja’far bin Muhammad bin ‘Ali bin al-Husain, al-Haris\ 

bin Abd al-Rahman, al-‘Ala>’ bin Abd al-Rahman, dan selainnya. Ulama yang 

belajar hadis kepadanya:  Ibrahim bin Hamzah, Ibrahim bin Umar, Ahmad bin Al-

Hajjaj, Qutaibah bin Said bin Jamil, dan selainnya. 

 Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya, menurut Yahya bin Ma’in dia 

s\iqah hujjah, al-Nasai> menilainya laisa bih ba’s, Muhammad bin Sa’d menyebut 

dia s\iqah yaglut}, Malik bin Anas menilai s\iqah, Ibnu Hibban juga menyebut s\iqah 

dan kadang yakht}a’ dan al-‘Ajali> meyebutnya s\iqah. Jadi semua ulama kritikus 

sepakat memberi penilaian positif tentang integritas kepribadiannya,  dan berbeda 

dalam menilai kafasitas kemampuan intelektualnya. Dari enam orang ulama yang 

memberi penilaian, ada dua yang memberi penilaian negatif, yaitu Muhammad bin 

Sa’d dan Ibnu Hibban. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Abd al-Aziz adalah 

periwayat yang s\iqah namun kurang d}a>bit}. 

c) Al-‘Ala>’ 
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Nama lengkapnya adalah al-‘Ala>’ bin Abd al-Rahman bin Ya’qub, t}abaqah 

yunior dari tabi’in, keturunan al-Haraqi>, memiliki kunyah: Abu> Syabl, tinggal dan 

wafat di Madinah pada tahun 132 H. Menerima hadis dari: Abu Sa’id, Abu Kas\ir, 

Anas bin Malik bin al-Nad}r, Z|akwan, Abd al-Rahman bin Ya’qub (ayahnya), dan 

selainnya. Banyak ulama yang belajar hadis padanya, antara lain: Ismail bin Ibrahim, 

Hafs} bin Mesarah, dan Abd al-Aziz bin Ubaid. 

Penilaian ulama kritikus hadis tentang tingkat keterpercayaannya, menurut 

Ahmad bin Hanbal dia s\iqah, Abu Hatim menyatakan s}a>lih dan hadisnya 

diriwayatkan oleh periwayat yang s\iqah, al-Tirmizi> menyatakan dia s\iqah menurut 

ulama hadis, al-Nasai> menyatakan laisa bih ba’s, Ibnu ‘Adi> menyatakan ma> ara 

>bih ba’s (saya tidak menemukan kesalahan dirinya), Ibnu Hibban juga menyatakan 

s\iqah. Dengan demikian, disimpulkan bahwa al-‘Ala>’ adalah periwayat yang layak 

diterima hadisnya. 

d) Abi>hi  

Dia adalah Abd al-Rahman bin Ya’qub, t}abaqah generasi pertengahan dari 

tabi’in, keturunan al-Jahni>, laqab-nya: maula> al-haraqah, tinggal di Madinah. 

Belajar hadis dari: Sa’d bin Malik bin Sanan bin ‘Ubaid, Abd.Rahman bin S}akhr 

Abu Hurairah, dan Ya’qub Maula> al-Haraqah. Murid-muridnya antara lain: al-

‘Ala>’ bin Abd al-Rahman bin Ya’qub yang merupakan putranya sendiri, 

Muhammad bin Ibrahim, dan Muhammad bin ‘Amr bin Alqamah. 

Tingkat keterpercayaannya menurut ulama kritikus adalah s\iqah. Menurut al-

‘Ajali>, Ibnu Hibba>n, dan al-Z|ahabi dia s\iqah, dan al-Nasai> menyatakan laisa 

bih ba’s. Karena itu dapat dinyatakan bahwa Abd al-Rahman bin Ya’qub adalah 

periwayat yang layak diterima riwayat hadisnya dan memiliki otoritas agama untuk 

dijadikan sebagai hujjah. 
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e) Abu Hurairah. Telah dijelaskan profilnya pada pembahasan sebelumnya. 

Berdasarkan deskripsi sanad  tersebut, dapat dipahami bahwa sanad hadis ini 

bersambung, dapat dilihat dari tahun wafat para periwayat yang terpaut hidup 

sezaman. Qutaibah wafat pada tahun 240 H. Sedangkan Abd. Aziz wafat tahun 187 

H. 53 tahun sebelum wafatnya Qutaibah. Demikian juga al-A‘la> wafat pada tahun 

132 H. 55 tahun sebelum wafatnya Abd. Aziz, sehingga memungkinkan terjadinya 

proses belajar mengajar hadis di antara mereka. Di samping itu, juga sama-sama 

tinggal di Madinah. Namun dari segi ke-adilan dan ke-d\abit\an periwayat, terdapat 

seorang periwayat yang kurang d\abit\ yaitu Abd. Aziz, sehingga sanadnya dinilai 

hasan. 

2. Kritik Matan 

Redaksi matan hadis tersebut bervariasi; hadis Abu Hurairah yang 

diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad bin Hanbal, dan al-Tirmizi> melalui jalur sanad 

Qutaibah- Abd al-Aziz- al-‘Ala>’- Abd al-Rahman, redaksi dan struktur matannya 

sama, lafal prediktif yang digunakan adalah بَادِرُوا. Sedangkan hadis Abu Musa al-

Asy ‘ari> yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu majah sama dengan redaksi 

dan struktur matan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi> melalui 

jalur al-Lai>s\- Yazid bin Abi Habib- Sa‘d bin Sinan, lafal prediktif yang digunakan 

adalah  َبَيْن السَّاعَةِ   إِنَّ  يدََيْ  . Namun demikian, perbedaan redaksi dan struktur matan 

hadis Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy’ari, dan Anas bin Malik tidak menimbulkan 

pertentangan makna  dan sama-sama memberi isyarat akan terjadinya ujian dan 

cobaan hidup yang semakin berat( كَافِرًا وَيَُْسِي  مُؤْمِنًا  الرَّجُلُ  يُصْبِحُ  الْمُظْلِمِ  اللَّيْلِ  كَقِطعَِ  فِتـَنًا 
كَافِرًا وَيُصْبِحُ  مُؤْمِنًا    .bahkan  kedua variasi matan tersebut saling mendukung ,وَيَُْسِي 

Tampaknya  redaksi matan hadis Abu Hurairah berdiri sendiri, sehingga dapat 
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dikatakan bahwa,  redaksi matan hadis Abu Musa al-Asy ‘ari> dan Anas bin Malik 

merupakan pendukung kepada hadis Abu Hurairah. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadis prediktif “seseorang 

menukar agamanya dengan kenikmatan duniawi”, dari segi kuantitas, tergolong hadis 

ahad masyhur, karena pada seluruh tingkat periwayatnya terdapat tiga orang 

periwayat, bahkan lebih. Sementara itu, dari segi kualitas sanad, pada dasarnya 

tergolong hadis hasan, karena ada seorang periwayat yang kurang d}a>bit>, yaitu: 

‘Abd al-Aziz bin Muhammad bin ‘Ubaid bin abi> ‘Ubaid., namun, karena adanya 

jalur sanad yang lain yang berkualitas s}ahih yaitu hadis Muslim, maka hadis al-

Tirmizi> jalur sanad al-Tirmiziy- Qutaibah- ‘Abd al-‘Aziz- al-‘Ala>’ bin abd al-

Rahman- ‘Abd al-Rahman bin Ya’qub ini, naik derajatnya menjadi hadis s}ahih 

ligairih dan memiliki otoritas agama untuk dijadikan sebagai hujjah. Jadi hadis 

tersebut adalah hadis s}ahih berdasarkan kaidah kesahihan sanad dan matan hadis.  

 

   

 

 

 

 

BAB IV 

STUDI MA‘A<NI< AL-H{ADIS 

A. Kualitas Lebih Utama daripada Kuantitas 

Kita percaya bahwa kualitas umat Islam lebih utama dari pada kuantitasnya, 

hal ini dapat dicapai melalui   persatuan dan sinergisitas internal umat Islam, 
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sehingga kaum muslim akan mampu memecahkan dan menyelesaikan berbagai 

persoalan dan keprihatinan yang melanda mayoritas negri-negri muslim dewasa ini.  

Beberapa masalah yang menjadi keprihatinan bersama umat Islam dewasa ini seperti 

kemiskinan dan keterbelakangan, ketimpangan sosial, despotisme politik, terkikisnya 

identitas budaya, dan konflik internal. Sebaliknya apabila sinergitas tidak terwujud, 

maka permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam tersebut, akan sulit diselesaikan. 

Bahkan menjadi titik awal kehancuran umat Islam, Seperti yang  telah dijelaskan  

oleh Rasulullah saw.  dalam hadis riwayat al-Tabrani>, Ahmad bin Hanbal dan Abu 

Dawud dari S{auban berikut: 

اللََِّّ صَ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ اللََِّّ صَلَّى  رَسُولِ  مَوْلََ  ثَـوْبَانَ  أَنْ عَنْ  يوُشِكُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ لَّى 
 أمَِنْ قِلَّةٍ بنَِا تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الَْمَُمُ مِنْ كُلِ  أفُُقٍ كَمَا تَدَاعَى الََْكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا قاَلَ قُـلْنَا يََ رَسُولَ اللََِّّ 

تَزعُِ الْمَهَابةََ مِنْ قُـلُوبِ عَدُو كُِمْ وَيََْعَلُ فِ  يَـوْمَئِذٍ قاَلَ أنَْـتُمْ يَـوْمَئِذٍ كَثِيٌْ وَلَكِنْ تَكُونوُ  نَ غُثاَءً كَغثُاَءِ السَّيْلِ يَـنـْ
 قُـلُوبِكُمْ الْوَهْنَ قاَلَ قُـلْنَا وَمَا الْوَهْنُ قاَلَ حُبُّ الْْيََاةِ وكََرَاهِيَةُ الْمَوْتِ  

 Artinya: 

“Dari Tsauban, pelayan Rasulullah saw. bekata: Rasulullah saw. bersabda: 

“Hampir saja umat-umat dari segala penjuru mengerumuni kalian seperti 

orang-orang lapar mengerumuni hidangan makanan.” Kami bertanya, apakah 

karena saat itu kita golongan minoritas? Rasulullah saw. bersabda “Bahkan 

kalian saat itu banyak, tapi kalian adalah buih seperti buih sungai, rasa 

ketakutan telah dicabut dari hati musuh kalian dan penyakit wahn 

disemayamkan dalam hati kalian.” Kami bertanya, apa itu wahn ? Rasulullah 

saw. bersabda” Cinta dunia dan takut mati”. 

 Yang dimaksud dengan   الْة (umat-umat) adalah kelompok yang tidak senang 

terhadap muslim. Yang dimaksud   عليك تداعى   kata tada>‘a> berbentuk fi’il ,أن 

mud}ari’ yang menunjukkan peristiwa yang terjadi sekarang dan akan datang. Ini 

mengandung makna bahwa orang-orang  yang tidak senang dengan Islam, tetap ada 

dan terus menerus bekerja sama, dan sebagian mereka menyeru kepada sebagian 
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yang lain untuk memerangi umat Islam, mematahkan kekuatannya, merampas  hak 

dan harta yang dimiliki sehingga harus tetap diwaspadai. Al-akalatu, berasal dari kata 

dasar akala yang terdiri dari tiga huruf, yaitu:   أ, -yang bermakna “al ل  dan ,ك 

tanaqqus}u” artinya: membuat berkurang sedikit-demi sedikit. Al-Khalil berpendapat 

bahwa “al-aklu”adalah makan seperti biasanya, sedangkan “al-aklatu” adalah makan 

berulang-ulang. Orang yang sering makan dan banyak yang dimakan disebut “ 

rajulun akūl”. Menurut Abū ‘ubaid: “al-akalatu” adalah jamak dari ākilun (orang 

yang makan).219 Qas}‘atu, artinya: wadah yang ditempati makanan 

 Dalam hadis tersebut, Nabi menyamakan musuh-musuh umat Islam seperti 

orang yang kelaparan yang menghadapi makanan yang tersedia di atas satu tempat 

makanan. Orang yang kelaparan itu mengambil hidangan lezat dengan bebas tanpa 

ada yang melarang dan menghalanginya lalu mereka menyantapnya dengan 

semaunya sendiri tanpa susah payah meraihnya atau dengan tanpa bahaya yang 

menyertainya atau  tanpa kesulitan yang menghalanginya.  

 Yang dimaksud dengan   ٍيَـوْمَئِذ كَثِيٌْ أنَْـتُمْ   (justru kalian waktu itu berjumlah 

banyak) adalah, jumlah umat Islam saat itu cukup banyak, tetapi sesungguhnya 

jumlah banyak tidak berpengaruh sedikitpun bagi umat Islam apabila mereka semata-

mata menyandarkan kepada kuantitas tanpa kualitas. Oleh karena itu di dalam al-

Qur’an, Allah mencela apabila semata-mata mengandalkan kuantitas (berjumlah 

banyak) dengan mengabaikan kualitas, di antaranya: firman Allah dalam QS al-

An’am/06:116. 

ِِۚ إِن يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلاَّ يخَۡ   .  ١١٦رُصُونَ وَإِن تطُِعۡ أَكۡثَـرَ مَن فِ ٱلََۡرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللََّّ
Terjemahnya: 

 

219 Abī al-Husain Ahmad bin Paris bin Zakariyya, Mu’jam Al-Maqāyīs al-Lugah.  h. 84 
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“Dan jika kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka 

akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti 

persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta  (terhadap 

Allah)220”.(QS. Al-An’am/06:116 ) 

  Bahkan sebaliknya dalam al-Qur’an banyak ayat yang menyebutkan bahwa 

Allah  memuji  jumlah yang sedikit tetapi berkualitas, di antaranya: allah berfirman 

dalam QS. Al-Baqarah/02: 249 

قُواْ ٱللََِّّ كَم مِ ن فئَِة...  مُ مُّلََٰ بُِيِنَ كَثِ   ٖ  قلَِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَة   ٖ  قاَلَ ٱلَّذِينَ يظَنُُّونَ أَنَّْ ُ مَعَ ٱلصََّٰ ِِۗ وَٱللََّّ يْةَََۢ بِِِذۡنِ ٱللََّّ
٢٤٩   

Terjemahnya: 

 “…Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui allah 
berkata,”Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan 
golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beaerta dengan orang-
orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah/02: 249).221 

السَيألِ تكَُونُ  كَغُثاَءِ  غُثاَءً  ونَ  , umat Islam yang jumlahnya banyak tetapi tidak 

menunjukkan sinergitas yang kuat, diumpamakan dengan buih yang terdapat pada 

aliran air; terpisah-pisah, tidak punya kekuatan, mudah terbawa arus, bahkan mudah 

dihancurkan.     

 Kalimat hubbu al-Dunyā, terdiri dari dua kata yaitu: hubbu dan dunyā. Al-

dunyā, terambil dari kata danā yang berarti “dekat”. Ada juga yang berpendapat 

bahwa kata tersebut terambil dari kata danī yang berarti “hina”. Arti pertama 

menggambarkan kehidupan dunia sebagai kehidupan yang dekat (dini) dan dialami 

sekarang. Sedangkang kehidupan akhirat adalah kehidupan jauh dan akan datang. 

Sementara yang beranggapan bahwa kata “dunyā” terambil dari kata yang berarti 

“hina” ingin menggambarkan betapa hina kehidupan dunia ini, hususnya bila 

 

220Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2005. 

221Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2005. 
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dibandingkan dengan kehidupan ahirat. 222 Kalimat hubbu al-dunyā, dalam matan 

hadis tersebut, menurut ilmu al-Balāghah, disampaikan dalam bentuk kalām ijāz 

haz}af, yaitu ucapan yang singkat dengan membuang sebagian kalimat, tetapi tidak 

mengurangi makna yang dimaksud. Maka maknanya adalah hubbu zīnatahā, wa 

mata>‘aha>, wa gairaha> (mencintai segala perhiasan, kesenangan, kemewahan, 

dan selainnya), seperti: pangkat, jabatan, popularitas, harta dan sebagainya yang 

menurut anggapan sebagian manusia dapat mendatangkan kebaikan, atau 

membuatnya bahagia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dapat menjadi 

penyebab lemahnya kualitas sinergisitas umat Islam adalah cinta yang berlebihan 

terhadap apa saja yang merupakan bagian dari kenikmatan duniawi. 

Tidak ditemukan riwayat secara husus tentang asba>b al-wuru>d hadis ini, 

namun secara makro, dapat dilihat dari peristiwa kabilah Aus dan Khasraj yang 

terhasut tokoh Yahudi Madinah yaitu Syās bin Qais yang tidak senang melihat 

sinergisitas umat Islam yang ditanamkan oleh Rasulullah saw. Suatu saat dia 

melewati beberapa orang sahabat dari kabilah Aus dan Khasraj yang sedang 

berkumpul berbincang-bincang dengan penuh kerukunan, persatuan dan keakraban, 

padahal pada masa jahiliyyah kedua kabilah ini selalu bermusuhan, maka Syās 

menyuruh seorang pemuda Yahudi duduk di tengah-tengah mereka untuk 

mengungkit-ungkit kembali perang bu’ats yang pada waktu itu kabilah Aus dapat 

mengalahkan kabilah Khazraj , sambil melantunkan syair-syair yang pernah mereka 

ucapkan secara berbalas-balas pada saat itu. 

 Pemuda itu pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Syās dan meniupkan 

api pertentangn di antara kabilah Aus dan Khasraj itu. Akibatnya, mereka saling 

 

222Quraisy Shihab, Tafsir al-Qur’ān al-Karīm Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan 

Urutan Turunnya Wahyu (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 434 
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berdebat dan saling membanggakan diri, hingga ada dua orang yang lompat bangkit 

adu mulut secara sengit. Salah seorang di antara keduanya berkata kepada yang lain, 

“jika kalian menghendaki, saat ini pula kami akan menghidupkan kembali akar-akar 

peperangan di antara kita”. Kedua belah pihak (Aus dan Khasraj) terpancing, dan 

dengan segra mereka menghunus pedang masing-masing untuk berperang. 

 Informasi ini sampai kepada Rasulullah saw. maka beliau bersama dengan 

beberapa orang sahabat muhajirīndan anshar. Dengan penuh kebijaksanaan beliau 

menasehati kabilah Aus dan Khazraj agar jangan terpengaruh oleh hasutan pihak 

lawan dan mengajak mereka kembali kepada suasana damai dan memperkuat 

persaudaraan yang sudah dibina oleh Rasulullah di Madinah. Beliau bersabda” 

Mengapa kamu sekalian masih mengajak kepada suasana jahiliyah lagi, padahal aku 

berada di tengah-tengah kalian? Allah telah memuliakan kamu sekalian dengan 

agama Islam dan mempersatukan hati kamu sekalian dalam suasana persaudaraan . 

Maka kabilah Aus dan Khazraj sadar bahwa mereka telah tertipu oleh provokasi dan 

tipu muslihat musuh. Lalu mereka meletakkan senjata dan berangkulan sambil 

mencucurkan air mata, lalu meninggalkan tempat itu bersama Rasulullah.223 

 Matan hadis tersebut adalah bersifat universal, sehingga pemaknaannya 

dapat dilakukan dengan tekstual, namun jika dikaitkan dengan asba>b wuru>d al-

hadis, maka pemaknaan hadis, juga memungkinkan untuk dipahami secara 

kontekstual. 

 Dalam konteks sekarang, provokasi-provokasi itu selalu ada dalam bentuk 

yang beraneka ragam. Media massa baik yang cetak maupun elektronik, lebih 

canggih lagi menyajikan berbagai artikel dan analisis, dan sindiran-sindiran yang 

 

223Shafiy al-Rahman al-Mubārakfiriy, al-Rahīq al-Makhtūm Bahtsun fī a-Sītat al-Nabawiyah 

‘alā Shāhibihā Afdhalu al-Shalāt wa al-Salām, (Dār al-Wafā: al-Tab’ah al-Syar’iyyah, 2009), h. 216. 
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bernuansa provokasi yang selalu saja kita temukan setiap hari. Kita perlu bersikap 

kritis membaca berbagai artikel dan analisis tersebut, juga dapat menghadapi 

berbagai sindiran.  

 Di samping itu, Nabi bersama dengan sahabat mengalami suatu peristiwa 

pada perang uhud. Pada saat pasukan Islam yang jumlahnya lebih kecil, tinggal 

sebentar lagi meraih kemenangan atas pasukan Quraisy. Tetapi terjadi kesalahan fatal 

yang dilakukan oleh pasukan pemanah yang meninggalkan tempat, padahal 

Rasulullah saw. telah berpesan kepada mereka dengan tegas agar tetap di atas bukit, 

baik dalam keadaan kalah maupun menang. Tetapi tatkala pasukan pemanah melihat 

orang-orang muslim mengumpulkan harta rampasan dari pihak musuh, mereka pun 

dikuasai egoisme dan kecintaan terhadap duniawi, mereka saling mengatakan “Harta 

rampasan, harta rampasan. Teman-teman kalian sudah menang. Apa lagi yang 

kaliang tunggu”. 

 Abdullah bin Jubair selaku komandan mereka saat itu mengingatkan agar 

mereka tetap berada diatas bukit sebagaiman perintah Rasulullah sebelumnya. Tetapi 

mayoritas di antara mereka tidak mempedulikan peringatan tersebut. Bahkan mereka 

mengatakan “ Demi Allah kami benar-benar akan bergabung dengan mereka, agar 

kami juga mendapatkan bagian dari harta rampasan itu”. Sehingga ada empat puluh 

orang yang meninggalkan pos di atas bukit, lalu mereka bergabung dengan pasukan 

inti untuk mendapatkan harta rampasan. Dengan demikian punggung pasukan kaum 

Muslimin menjadi kosong, tinggal Ibnu Jubair dan Sembilan rekannya. Kessepuluh 

orang ini tetap berada di tempat semula hingga ada perintah bagi mereka. 224 

Keruagian yang dialami pasukan umat Islam dalam perang uhud tersebut adalah 

 

224 Shafiy al-Rahman al-Mubārakfiriy, al-Rahīq al-Makhtūm Bahtsun fī al-Sittah al-

Nabawiyah, h. 237.     
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disebabkan oleh khuluqiyyah atau etika yang meliputi ujub, buruk sangka kepada 

pihak lain, cinta dunia, dan mengikuti hawa nafsu. 

Menurut Yusuf Qardhawi, Hadis ini mengandaiakan adanya kesatuan dan 

persatuan seluruh umat Islam. Namun bersamaan dengan itu tak henti-hentinya kita 

saksikan perpecahan di antara umat Islam sendiri, padahal bangsa-bangsa lain 

berkualisi untuk menghadapi umat Islam di seluruh peta dunia. Umat Islam 

memakan makan lezat sambil bersenang-senag karena merasa jumlah mereka 

banyak, tetapi ibarat buih di lautan yang terombang-ambing tidak beraturan. Umat 

Islam diumpamakan dengan “buih” karena tidak pernah mau bersatu, justru 

sebaliknya, mereka saling mencelah, dan dangkal pemikirannya, seperti buih di 

laut225, tidak punya kekuatan. 

Hadis ini juga menjelaskan penyakit yang tersembunyi di balik lemahnya umat 

Islam, yaitu bahwa mereka selalu mengandalkan kuantitas, bukan kualitas . Mereka 

terpengaruh dengan kenikmatan duniawi dan takut akan kematian. Hal inilah yang 

menjadikan umat Islam lemah. 

Persoalan pokok dari hadis tersebut adalah isu pentingnya kualitas umat 

Islam yang dibangun di atas pondasi  sinergitas internal umat Islam, untuk 

menghadapi segala bentuk provokasi yang dapat memecah-belah persatuan dan 

persaudaraan umat, demi terwujudnya kehidupan yang damai dan sejahtra. 

Di samping itu, Nabi mengajarkan kepada umat Islam agar selalu bersikap 

antisipatif terhadap berbagai ancaman dan persaingan di masa depan. Sikap 

antisipatif ini dapat berwujud kekuatan moral, spiritual, intelektual, pertahanan 

Negara, dan berbagai imunitas sosial lainnya. 

 

225Yusuf Qardhawi, al-Madkhal Li Dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyyah Terjemahan :Agus 

Suyadi Raharusun dengan judul:Pengantar Studi Hadis, h. 26-27. 
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Al-Quran telah memerintahkan umat Islam supaya bersatu dan bersinegi sebagai 

sebuah umat. Di antara ayat-ayat yang mengisyaratkan akan hal ini adalah    firman 

Allah swt. dalam QS Āli ‘Imran/3: 103 

بَِِبۡلِ ٱللََِّّ جََِيع نعِۡمَتَ ٱللََِّّ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أعَۡدَاءٖٓ  وَٱعۡتَصِمُواْ   وَٱذكُۡرُواْ 
ِۚ
فَألََّفَ بَيۡنَ قُـلُوبِكُمۡ   ٖ  ا وَلَا تَـفَرَّقُواْ

ن ُ لَكُمۡ ءَايََٰتِهِۦ   ٖ  ا وكَُنتُمۡ عَلَىَٰ شَفَا حُفۡرَة ٖ  فَأَصۡبَحۡتُم بنِِعۡمَتِهٓۦِ إِخۡوََٰ ُ ٱللََّّ لِكَ يُـبَينِ  هَاِۗ كَذََٰ مِ نَ ٱلنَّارِ فَأنَقَذكَُم مِ نـۡ
تَدُونَ     ١٠٣لَعَلَّكُمۡ تََۡ

Terjemahnya: 

“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu berceraiberai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan lalu Allah mempersatukan hatimu, . 
. .”226( QS Āli ‘Imran/3: 103). 

Sayyid Qutub ketika menafsirkan ayat ini menyatakan, “Salah satu nikmat 

terbesar yang dianugrahkan oleh Allah kepada umat Islam adalah rasa persaudaraan 

dalam ikatan yang kuat yaitu tali Allah. Tidak ada selain tali Allah yang dapat 

menghimpun semua hati ini kecuali persaudaraan di jalan Allah, yang menjadikan 

semua dendam sejarah permusuhan antar etnik, ambisi pribadi dan panji fanatisme 

menjadi kecil. Dengan persaudaraan di jalan Allah barisan bersatu terhimpun di 

bawah panji Allah Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi227. 

Sementara itu, Quraish Shihab ketika menafsirkan  ayat ini hususnya frase 

“mempersatukan hati kalian” mengatakan “ Hal ini menunjukkan betapa kuat jalinan 

kasih-sayang dan persatuan mereka, karena yang diharmoniskan Allah bukan hanya 

langkah-langkah mereka, tetapi juga hati mereka. Kalau hati telah menyatu maka 

segala sesuatu akan menjadi ringan dipikul, dan seandainya muncul kesalahpahaman, 

 

226 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Tahun 2005 

227Lajnah Pentashihan al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Tafsir al-

Qur’an Tematik Sinergitas Internal Umat Islam, Seri I (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan al-Qur’an, 

2013), h. 303-304 
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akan mudah diselesaikan. Memang yang penting adalah kesatuan hati umat, bukan 

kesatuan organisasi atau kegiatannya”.228 

Persaudaraan seiman merupakan perserikatan yang paling tinggi nilai 

kohesinya ketimbang perserikatan komunal lainnya. Persaudaraan seiman ini harus 

menyadarkan semua orang yang beriman agar senantiasa mengupayakan adanya 

sinergi internal umat Islam dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika dianggap 

sebuah sistem, maka semua anggota masyarakat memiliki peran masing-masing 

dalam memajukan umat, apapun latar belakang dan kemampuan yang dimiliki.  

Pada diri setiap individu tak ada kesempurnaan, semua memiliki kekurangan, 

karena itu, melahirkan ketergantungan satu sama lain, artinya saling membutuhkan. 

Ibarat sebuah bangunan, masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda. 

Hanya dengan kerjasama dan sinergi yang baik suatu masyarakat yang unggul dapat 

diwujudkan sesuai dengan harapan. Rasulullah telah memberi sebuah ibarat yang 

sangat jitu dalam menggambarkan perlunya setiap individu bersinegi membangun 

umat yang kokoh. Sebagaimana dalam hadis Nabi saw. berikut: 

دُ بْنُ يَُْيََ  ثَـنَا خَلاَّ هِ عَنْ أَبِ مُوسَى حَدَّ ثَـنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِ بُـرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ بُـرْدَةَ عَنْ جَدِ  قاَلَ حَدَّ
يَانِ يَشُدُّ بَـعْضُهُ بَـعْضً  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ للِْمُؤْمِنِ كَالْبـُنـْ ا وَشَبَّكَ  عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

 أَ صَابعَِهُ 229
Artinya: 

 "Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya berkata, telah 

menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Burdah bin 'Abdullah bin Abu 

Burdah dari Kakeknya dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 

beliau bersabda: "Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya 

 

228M.Qurash Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume II 

(Ciputat: Letera Hati, 2007), h. 161 

229 HR.Al-al-Bukhari, no.Hadis 459, Kitab al-Shalāt bab Tasybīk al-Ashābi’ fī al-Masājid. 

CD. Mausū’ah al-Hadīts al-Syarīf. 
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seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain." kemudian 

beliau menganyam jari jemarinya." 1  HR.Al-al-Bukhari, no.Hadis 459,  

Hadis ini menggambarkan bahwa meskipun jari-jari tangan itu ada beberapa 

bilangannya, tetapi dengan menyusun dan merapatkannya menjadi satu akan menjadi 

kuat. Simbol itu juga melambangkan bahwa manusia berasal dari garis keturunan 

yang sama, garis keturunan dari Adam dan kemudian Nuh. Dengan kesadaran ini 

akan mengingatka kepada semua orang beriman untuk tidak saling melecehkan, 

menz}alimi, memusuhi, atau membenci saudaranya yang lain. Akan tetapi berupaya 

untuk terus-menerus saling mengasihi (tarāhum), menolong (ta’āwun), menanggung 

beban dan masalah (takāful), serta saling menjamin (tadāmun). Bersinergi untuk 

mencegah segala bentuk ancaman bagi umat Islam sesuai dengan kemampuan dan 

kewenangan yang dimiliki adalah suatu keharusan. 

Berdasaarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa  hadis tersebut 

menekankan pentingnya pembinaan persatuan dan sinergisitas internal umat yang 

merupakan harapan utama umat Islam dewasa ini. seorang muslim yang sadar dan 

peduli, pasti menginginkan  kebangkitan kembali peradaban dan kejayaan Islam, dan 

setiap muslim meyakini bahwa di antara faktor dan elemen utama kebangkitan 

kembali peradaban  Islam ialah persatuan, solidaritas, dan sinergitas antar ummat 

Islam. 

Persatuan yang dimaksud dalam hal ini, bukanlah menyeragamkan ide dan pemikiran 

kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Tetapi persatuan yang dimaksud adalah  

seluruh pengikut kelompok-kelompok dan mazhab-maazhab Islam tetap berpegang 

pada pendapat masing-masing mazhab, namun di atas landasan akidah yang sama, 

mereka harus bergandengan tangan  dan bersinergi dengan kelompok dan mazhab 

umat Islam yang lain untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.   
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B. Kesewenang-Wenangan Penguasa dan Krisis Moral. 

Manusia pada dasarnya selalu ingin bebas dalam berekspresi, bersikap, dan 

bertingkah laku sepanjang hayatnya. Hanya saja, tidak jarang kebebasan itu membuat 

orang lain menjadi susah, bahkan merampas kebebasan orang lain.  Terutama jika 

manusia memiliki kekuatan dan kekuasaan, untuk menggambarkan kekuatan dan 

kekuasaannya,  seringkali berdampak pada kesewenang-wenangan dan kerusakan 

moral lainnya. Padahal kesewenang-wenangan dan kerusakan moral merupakan 

prilaku yang tidak dibenarkan dalam agama, dan pelakunya mendapat ancaman 

siksaan neraka. Sebagaimana sabda Naabi saw. dalam hadis riwayat Abu Hurairah 

berikut: 

فَانِ مِنْ أهَْلِ النَّارِ لمَْ أرََهَُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنـْ  ُ ا قَـوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
الْبـَقَرِ   الْبُخْتِ كَأَذْنََبِ  مَائِلَاتٌ رءُُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ  عَاريََِتٌ مُُيِلَاتٌ  النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ  بِِاَ  يَضْربِوُنَ 

دْنَ ريَُِهَا وَإِنَّ ريَُِهَا ليَُوجَدُ مِنْ مَسِيْةَِ كَذَا وكََذَا  .الْمَائلَِةِ لَا يدَْخُلْنَ الْْنََّةَ وَلَا يََِ
Artinya:  

 ”Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda:”Dua golongan 
penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; suatu kaum  membawa cambuk 
seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang, dan wanita-wanita yang 
berpakaian (tetapi telanjang), mereka berlenggak-lenggok dan condong  (dari 
ketaatan), rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk 
surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu 
tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini.” HR. Muslim no. 5098 

Hadis ini, dapat dipahami secara metaforis,  yaitu kalimatqaumun ma‘ahum 

siya>t} kaaz\nāb al-baqari yad}ribūna bihā al-Nās . Kata siya>t},  berasal dari kata 

sa>t}a yasi>t}u> saut}an , jamaknya siya>t} artinya cambuk.230 “Cambuk” bisa 

bermakna positif dan bisa bermakna negatif.  Bermakna positif, apabila digunakan 

dengan maksud sebagai “motifasi”. Tetapi bermakna negatif, apabila yang dimaksud 

 

230Abi> al-Husain Ahmad bin Zakariyya, Mu’jam al-Maqa>yi>s fi> al-Lugah, h. 497 
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adalah  benda yang biasanya dijadikan sebagai alat untuk memukul, menyiksa 

seseorang agar dia mudah ditundukkan sekalipun merasa sakit. Dalam redaksi matan 

tersebut, adanya kalimat s}infa>ni min ahli al-na>r, merupakan indikator bahwa 

makna yang dimaksud disini adalah makna negatif  (alat yang membuat orang 

tersiksa dan menderita). Menggambarkan akan adanya sekelompok orang yang 

memiliki kekuasaan, berlaku sewenang-wenang, tidak berlaku adil, menyakiti 

masyarakat, membuatnya susah dan menderita akibat dari kebijakan-kebijakannya 

atau undang-undang yang diberlakukan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.  

Padahal kekuasaan seharusnya digunakan untuk upaya merealisasikan 

kesejahtraan rakyat. Tidak diragukan lagi, orang yang memanfaatkan kekuasaan 

untuk sekedar mewujudkan ambisi pribadinya adalah orang yang z}alim, sikap 

macam ini bukan saja terlarang dalam agama, tetapi juga menjadi ancaman bagi 

kehidupan manusia. Prilaku seperti ini akan menggugah kecaman dari rakyat, dari 

satrata mana pun dan latar belakang apa pun. Dalam kaidah fikih dinyatakan :  
(Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya   231 منوط  باالمصلحة الرعية  على  تصرف  الإمام 
harus didasarkan pada kemaslahatan umum). 

 

Menurut Yusuf Qardhawi, hadis ini memprediksikan akan terjadinya 

kesewenang-wenangan, kez}aliman, dan kebobrokan moral penguasa politik yang 

menggunakan cambuk untuk memaksa orang, dan akan adanya perempuan yang 

semakin berani mempersolek diri untuk merangsang nafsu, sehingga memalingkan 

masyarakat dari permasalahan besar yang terbentang di hadapannya.232 

 

231Ali Ahmad al-Nadwi, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, (Damaskus: Da>r al-Qalam, 1994), h. 

157.  

232Yusuf Qardhawi, al-Madkhal Li Dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyyah Terjemahan :Agus 

Suyadi Raharusun dengan judul:Pengantar Studi Hadis , h. 25 
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 Penguasa yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya termasuk dalam 

golongan al-mufsidu>n, artinya golngan yang membuat kerusakan di muka bumi, 

merusak stabilitas kemaslahatn manusia dan lingkungannya. Allah swt. berfirman    

dalam QS. Al-Qas}as}/28: 4 

نۡهُمۡ يذُبَ حُِ أبَۡناَءَٓهمُۡ   لۡأرَۡضِ ٱفرِۡعَوۡنَ عَلَا فيِ    إنِ   ا يَسۡتضَۡعِفُ طَائٓفَِة  م ِ وَجَعَلَ أهَۡلَهَا شِيَع 

  ٤ لۡمُفۡسِدِينَ ٱكَانَ مِنَ   ۥنِسَاءَٓهمُۡۚۡ إِن هُ  ۦوَيَسۡتحَۡيِ 

Terjemahnya: 

 “Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenangdi bumi dan 

menjadikan penduduknya berpecah-belah, dia menindas segolongan dari 

mereka (bani israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiaarkan 

hidup anak perempuan. Sungguh dia( Firaun ) termasuk orang yang berbuat 

kerusakan.233 (QS. Al-Qas}as}/28: 4). 

Dalam al-Qur’an, Allah swt. Melukiskan Fir’aun sebagai sosok penguasa  

yang sangat ditakuti. Kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Mesir. Bahkan ia 

menganggap kalau hidup matinya rakyat Mesir tergantung pada jasa baiknya. Fi’aun 

adalah salah satu pemimpin paling tiran dan arogan dalam sejarah manusia. Ia acap 

kali membuat kebijakan semena-mena dengan merusak tatanan keseimbangan dalam 

masyarakat dan alam dengan tidak menghiraukan dampak sosial dan lingkungan dari 

kebijakannya.   

Sebagaimana dalam Firman Allah dalam  QS.Thāhā/20:24 

 ٢٤طغََىَٰ  ٱذۡهَبۡ إِلَََٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ 
Terjemahnya: 

“Pergilah kepada Fir’aun sesungguhnya ia telah melampaui 

batas”.(QS.Thāhā/20:24)234 

 
233 Depatemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, th. 2005.  

234 Depatemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, th. 2005 
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Siapa pun penguasa yang tiranik, sewenang-wenang akan berahir 

kekuasaannya, cepat atau pun lambat. Apabila suatu negri diperintah oleh penguasa 

yang z}alim, tidak adil. diktator, tidak melindungi rakyatnya, tidak mempedulikan 

nasib kaum d}u’afa>, serta kemaksiatan dan kekufuran sudah merata dalam 

kehidupan masyarakatnya, lambat laun azab Tuhan akan turun cepat atau lambat, 

seperti yang terjadi pada kerajaan Saba’, dan kaum ‘a>d. 

Nabi saw. melarang untuk mempercayai dan mendukung penguasa yang 

z}alim, bahkan Nabi tidak mengakui mereka sebagai bagian dari golongan umatnya, 

dan di akhirat kelak mereka tidak akan bertemu dengan Nabi. Sebagaimana 

disebutkan dalam hadis riwayat al-Nasa>iy dari Ka‘b bin ‘Ujrah, sebagai berikut. 

نَا  خَرجََ   قاَلَ   عُجْرةََ   بْنِ   كَعْبِ   عَنْ   سَتَكُونُ   إِنَّهُ   فَـقَالَ   تِسْعَةٌ   وَنََْنُ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللََُّّ   صَلَّى  اللََِّّ   رَسُولُ   عَلَيـْ
قَـهُمْ   مَنْ   أمَُرَاءُ   بَـعْدِي   الْْوَْضَ   عَلَيَّ   بِوَاردٍِ   وَليَْسَ   مِنْهُ   وَلَسْتُ   مِنِِ    فَـلَيْسَ   ظلُْمِهِمْ   عَلَى  وَأعََانَْمُْ   بِكَذِبِِِمْ   صَدَّ

قـْهُمْ   لمَْ   وَمَنْ  )رواه  الْْوَْضَ   عَلَيَّ   وَاردٌِ   وَهُوَ   مِنْهُ   وَأنََ   مِنِِ    فَـهُوَ   ظلُْمِهِمْ   عَلَى  يعُِنـْهُمْ   وَلمَْ   بِكَذِبِِِمْ   يُصَدِ   .
 235النسائى(. 

Artinya:  

“Dari Ka'ab bin 'Ujrah ia berkatal Rasulullah saw. keluar menemui kami, 

ketika itu kami sembilan orang, lalu beliau bersabda: " Sesungguhnya akan ada 

setelahku para penguasa, barang siapa yang mempercayai kedustaan mereka dan 

membantu kezhaliman mereka, maka ia bukan termasuk golonganku dan aku bukan 

darinya, ia tidak akan menemuiku di telaga, dan barangsiapa yang tidak 

mempercayai kedustaan mereka dan tidak membantu kezhaliman mereka maka ia 

 
235 Al-Nasa>iy, Sunan al-Nasa>iy, hadis nomor 4136, CD. Program Mau>su> ‘ah al-

Hadi>s\ alSyari>f.  
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adalah termasuk golonganku dan aku bagian darinya, ia akan datang menemuiku di 

telaga 

‘A>riya>t adalah bentuk jamak dari kata ‘a>riyah artinya wanita yang 

membuka auratnya. Menurut bahasa “aurat” berarti malu, aib, dan buruk. Kata 

“aurat” berasal dari ‘awira artinya: hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, 

maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. 236  Pada umumnya 

kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. 

Selain daripada itu kata “aurat” berasal dari kata ‘a>ra artinya menutup dan 

menimbun, seperti menutup mata air dan menimbunnya.237 Ini berarti pula bahwa 

aurat itu adalah sesuatu yang harus ditutup hingga tidak dapat dilihat dan 

dipandang. Selanjutnya kata “aurat” berasal dari kata ‘awara yakni sesuatu yang 

jika dilihat akan mencemarkan.238  

Dengan demikian, ka>siya>t ‘a>riya>t, bermakna: wanita-wanita yang 

berpakaian tetapi tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan karena 

belum menutup sepenuhnya yang seharusnya ditutup, memakai pakaian tipis 

(tembus pandang) yang menyerupai warna kulitnya, atau berpakaian ketat yang 

menampakkan bentuk dan lekuk-lekuk tubuhnya sehingga dapat mencemarkan 

moral.  

Mumi>la>t, maknanya: mereka mengajarkan perbuatan tercela kepada 

orang lain, perempuan yang berjalan dengan sombong dan melenggak-

lenggokkan bahu mereka. Ma>ila>t adalah perempuan-perempuan yang 

 

236Ibnu Manzu>r, Lisa>n al-‘Arab, jilid 5, h. 3164-3167 

237Ibnu Manzu>r, Lisa>n al-‘Arab, jilid 5, h. 3165 

238Ibnu Manzu>r, Lisa>n al-‘Arab, jilid 5, h. 3166 
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menyimpang dari ketaatan kepada Allah swt. pada sesuatu yang seharusnya 

mereka jaga.239 Hal ini menunjukkan kerusakan moral. 

Faktor paling dominan yang menjadikan manusia bersikap tiranik adalah 

kekayaan dan kekuasaan. Artinya, jika tidak diarahkan secara proporsional, dua hal 

ini akan menjadi ancaman bagi kehidupan manusia.  Karena itu wajar kalau 

kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh manusia diarahkan untuk mewujudkan 

keselamatan dan kesejahtraan rakyat banyak, sebagai wujud tanggung jawabnya 

kepada Allah Sang Pemberi kekuasaan. Hal ini dapat terwujud apabila penguasa 

memiliki sifat sebagai berikut: 

1. Adil 

Penguasa yang bersifat adil, pasti mengasihi rakyatnya, tidak menambah atau 

mengurangi hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, selalu 

berada di jalan kebenaran, memiliki rasa malu, murah hati, berani meluruskan 

bawahannya yang berbuat zalim, tidak sombong dan pemarah. Ia juga tidak akan 

senang hidup bahagia seorang diri sementara rakyatnya menderita, ia hidup 

sederhana dan tidak suka pamer kemewahan, selalu berusaha menarik simpati 

rakyatnya dengan cara-cara yang dibenarkan agama dan menghindari hal-hal yang 

bertentangan dengan agama dan mengundang murkah Allah. Ia akan menindak tegas 

siapa pun di antara rakyatnya yang melanggar hukum sekalipun ia dibenci dan 

dimusuhi oleh pihak-pihak yang anti terhadap tindakan tegas yang diambilnya. 

Berkenaan dengan sifat adil dari penguasa, bagi al-Mawardi merupakan pilar 

fundamental. Karena pentingnya sifat adil tersebut, sampai Ibnu Taimiyah 

mengatakan bahwa pemerintah/ penguasa yang adil walaupun  seorang kafir adalah 

 

239Al-Nawawī, Syarh al-Nawawī ‘alā al-Muslim, Bab al-Nisā al-Kāsiyāt juz 7, h. 244 dalam 

CD. Program al-Maktabah al-Syāmilah. 
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lebih baik dari pada sebuah pemerintahan muslim, tetapi berlaku zalim.240 Hemat 

penulis, pendapat Ibnu Taimiyah tersebut bertentangan dengan larangan Allah dalam 

mengangkat pemimpin dari orang kafir (Āli ‘Imrān/3:28) demikian pula, adilnya 

orang kafir itu relatif, bisa saja dia berlaku sebaliknya, karena ia tidak melihat 

dengan kecamata Islam ahirnya merugikan kaum muslim. 

Dengan demikian, jelas bahwa keadilan merupakan persoalan yang mendasar 

dalam memelihara hak-hak orang lain, terlebih lagi pada tingkat kekuasaan negara. 

Sungguh banyak kehancuran dan malapetaka yang disebabkan oleh ketidakadilan, 

baik pada tingkat keluarga maupun masyarakat yang lebih luas dan formal, seperti 

pada level pemerintahan. Bahkan kekuasaan negara bisa hancur karena ketidakadilan 

yang merajalela.  

Dalam konteks sosial- kemasyarakatan, keadilan seorang penguasa, berarti 

keserasian dan keseimbangannya dalam mengusahakan kesejahtraan dan 

kebahagiaan warga negara dengan perlakuan yang berdimensi keadilan. Keadilan 

merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia . Selama keadilan dapat 

ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan akan terpelihara dan 

terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan 

tidak akan tercapai  dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan. 

Perinsip pertama yang harus dipatuhi dalam konteks upaya penegakan 

keadilan  adalah al-musāwah, yang berarti memperlakukan semua pihak secara 

sejajar di depan hukum atau peradilan. Perinsip yang tidak kalah pentingnya adalah 

al-taswiyah, yaitu upaya menyamakan antara hak satu dengan hak yang lain. Itu 

 

240Ibnu Taimiyah, al-Hisbah fī al-Islām wa Wazīfah al-Hukūmat al-Islāmiyah, (tt; Dār al-

Kātibi al-‘arabī,t.th), h. 3 dan 81 
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hanya bisa ditempuh dengan mengambil sesuatu dari tangan orang yang tidak 

berhak, dan mengembalikannya kepada yang berhak. 

2. Amanah.  

Amanah dalam Islam amat luas cakupannya karena menyangkut kepercayaan 

dan kejujuran seseorang, yang meliputi urusan pribadi, keluarga, masyarakat, dan 

Negara. Orang yang memegang amanah disebut al-amīn, karena orang yang jujur 

bisa menjamin keamanan buat orang lain. Ketika kejujuran tidak ada, maka 

keamanan pihak lain tidak akan terjamin. Amanah tidak hanya dipandang sebagai 

refleksi dari tugas-tugas moral seseorang termasuk penguasa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang adil, berwibawa, dan bermartabat, tetapi juga tugas-tugas 

konstitusional.  Dengan demikian, orang yang tidak amanah akan mendapat 

hukuman ketika pertanggungjawaban tugasnya tidak sesuai dengan perundang-

undangan. 

Seseorang yang mendapat amanah kekuasaan politik, menjadi kewajiban 

konstitusional sekaligus kewajiban agama untuk menunaikan amanah yang menjadi 

tanggung jawabnya. Husus yang berkaitan dengan etika politik, maka di antara 

amanah yang harus ditunaikan adalah: (a) menyelenggarakan pembangunan spiritual 

dan kesejahtraan sosial, (b) memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan 

keamanan Negara.241 Sedangkan apabila dikaitkan dalam konteks ke-Indonesiaan, 

maka amanah yang harus ditunaikan oleh seorang pemegang kekuasaan politik, 

sebagian besar telah tertuang dalam konstitusi Negara, hususnya Mukaddimah UUD 

45 dan juga produk aturan turunannya. 

Muhammad, sebelum diangkat menjadi rasul pun sudah digelar al-amīn. 

Selanjutnya Rasulullah memiliki sifat kerasulan, yaitu siddīq, amānah, tablīg, dan 

 

241Abdul Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an, h. 206 
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fat}ānah. Dengan sifat amanah Rasulullah tentu dapat melaksanakan tugas kerasulan 

sebagaimana diperintahkan oleh Allah swt. Dalam al-Qur’an ayat yang secara 

langsung memerintahkan manusia, lebih husus lagi pemegang kekuasaan politik, 

untuk menunaikan amanah adalah QS. Al-Nisā/4:58 

وَإِ  أهَۡلِهَا  إِلَََٰٓ  نََٰتِ  ٱلََۡمََٰ تُـؤَدُّواْ  أَن  مُركُُمۡ 
ۡ
يَأ ٱللَََّّ  نعِِمَّا ۞إِنَّ   َ ٱللََّّ إِنَّ  بٱِلۡعَدۡلِِۚ  كُمُواْ  تََۡ أَن  ٱلنَّاسِ  بَيۡنَ  ذَا حَكَمۡتُم 

ا بَصِيْ  يعََۢ  . )٥٨ )النساء:اٖ  يعَِظُكُم بهِِۦِۗٓ إِنَّ ٱللَََّّ كَانَ سََِ
Terjemahnya: 

 “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh Allah sebaik-baik yang 
memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha 
Melihat. (QS. Al-Nisā/4:58). 

Al-Tabarī berpendapat bahwa amanah dalam ayat tersebut ditujukan kepada 

para pemimpin umat agar menunaikan hak-hak umat Islam dan menyelesaikan 

masalah mereka dengan baik dan adil.242 Sementara itu, al-Marāgī membagi amanah 

ke dalam tiga jenis: pertama, amanah dari Tuhan; kedua, amanah dari sesama 

manusia, dan ketiga, amanah untuk diri sendiri.243 Semua amanah tersebut harus 

ditunaikan semksimal mungkin. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang 

harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perintah, karena itu Islam tidak dapat 

mentoleransi segala bentuk penyimpangan, kesewenang-wenangan, dan 

penyalahgunaan kekuasaan. 

Dengan demikian, berdasarkan hadis Nabi tersebut dapat dipahami bahwa 

termasuk golongan yang diancam dengan siksaan api neraka dan tidak dimasukkan 

surga di akhirat adalah kelompok penguasa yang berlaku sewenang-wenang, tidak 

 

242Abū Ja’far Muhammad Ibnu Jarir al-Tabarī , Jāmi’ al-Bayān fī ta’wīl al-Qur’an, Jilid 

V,(al-Qa>hirah:al-Halabi,1954),  h. 173 

243Ahmad Mustafā Al-Marāgī, Tafsir al-Marāgī, jilid V, (Bairut: Dār al-Fikr, 2001), h. 70 
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memperhatikan kesejahtraan rakyat, tidak berlaku adil dan tidak menjaga amanah, 

berlaku zalim, dan memiliki kebobrokan moral menyalahgunakan kekuasaan, dan 

perempuan yang tidak menutup aurat dan tidak menjaga diri dari segala sifat tercela 

yang  dapat memalingkan masyarakat dari isu permasalahan besar yang dialami oleh 

bangsa atau negara. 

C. Dampak Buruk Rekrutmen Aparat Yang tidak Profesional. 

 

ثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ مََْلِسٍ يَُُدِ  نَمَا النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ عْرَابٌِّ فَـقَالَ مَتَى السَّاعَةُ عَنْ أَبِ هُرَيْـرةََ قاَلَ بَـيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   عَ مَا قاَلَ فَكَرهَِ مَا قاَلَ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ فَمَضَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ثُ فَـقَالَ بَـعْضُ الْقَوْمِ سََِ يَُُدِ 

للََِّّ قاَلَ فإَِذَا  بلَْ لمَْ يَسْمَعْ حَتىَّ إِذَا قَضَى حَدِيثهَُ قاَلَ أيَْنَ أرُاَهُ السَّائلُِ عَنْ السَّاعَةِ قاَلَ هَا أَنََ يََ رَسُولَ ا
دَ الََْمْرُ إِلََ غَيِْْ أهَْلِهِ فاَنْـتَظِرْ السَّاعَةَ 244  ضُيِ عَتْ الََْمَانَ ةُ فاَنْـتَظِرْ السَّاعَةَ قاَلَ كَيْفَ إِضَاعَتـُهَا قاَلَ إِذَا وُسِ 

 

Artinya:  

“Dari Abu Hurairah berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada 
dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang 
Arab Badui lalu bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" Namun Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu 
sebagian kaum ada yang berkata; "beliau mendengar perkataannya akan tetapi 
beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu, " dan ada pula sebagian 
yang mengatakan; "bahwa beliau tidak mendengar perkataannya." Hingga 
akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraannya, 
seraya berkata: "Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?" Orang 
itu berkata: "saya wahai Rasulullah!". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat". 
Orang itu bertanya: "Bagaimana hilangnya amanat itu?" Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, 
maka akan tunggulah terjadinya kiamat".(HR.al-Bukhari dari Abu Hurairah)” 

 

 

244Al- al-Bukh>ari, Shahih al-Bukhari No. 57 ” Kitab Ilmu “CD Program Mausū’ah al-Hadis 

al-Syarif. 
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Dalam hadis tersebut, Nabi menegaskan dampak buruk dari rekrutmen aparat 

yang tidak layak dan profesional di bidangnya. Pejabat yang tidak memiliki keahlian 

di bidangnya, sulit diharapkan dapat berhasil mengelola bidang tugasnya secara baik 

dan benar. Di samping itu, orang-orang yang layak dan ahli di bidang itu tersingkir 

akibat rekrutmen yang tidak adil, sehingga mengakibatkan problem dan kerawanan 

tersendiri. 

Rekrutmen yang tidak benar, selain dipandang sebagai bentuk tadhyī’u al-

amānah (penyia-nyiaan amanah) juga sebagai pengkhianatan kepada Allah, Rasul-

Nya, dan orang-orang mukmin secara umum. Hal ini ditegaskan oleh Nabi dalam 

hadis riwayat al-Hakim dalam kitab shahih-nya: 

عن ابن عباس ، رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » من استعمل رجلا من 
 منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين » هذا  ( وفِ تلك العصابة من هو أرضى لله1عصابة )

 حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 245
 

Artinya:  

“Barang siapa mengangkat seseorang dari sekelompok orang padahal dalam 
kelompok itu ada orang yang Allah lebih Rid}ai maka ia telah menghianati 
Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. (HR. Al-Hākim dari Ibnu 
Abbas). 

Menurut Ibnu Taimiyyah, hal yang dapat menyebabkan seseorang berpaling 

dari merekrut orang yang lebih berkompeten kepada orang yang kurang berkompeten 

boleh jadi karena adanya hubungan kekerabatan, primordial (kedaerahan), mazhab, 

etnis, dan semacamnya. Suap (risywah) yang diberikan oleh pihak yang tidak 

berkompeten, juga memainkan peran yang tidak bisa dipandang seblah mata. Faktor 

 

245 Al-Hākim, Al-Mustadrak ‘Alā al-Shahīhain, juz 16, h. 345 dalam  CD. Program Al-

Maktabah Al-Syāmilah. 
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kebencian dan permusuhan kepada orang yang lebih berkompeten juga tidak jarang 

memotifasi seseorang untuk tidak merekrutnya sebagai pejabat.246 

Faktor lain yang kadang mengintervensi seseorang bertindak tidak adil dalam 

rekrutmen aparat dalam jabatan public ialah adanya pihak-pihak yang meminta-minta 

jabatan, padahal jabatan merupakan suatu amanah yang harus dijaga. Pernyataan 

secara husus dan ekplisit yang menyebut jabatan sebagai amanah pertama kali 

disampaikan oleh Nabi kepada Abū Zar al-Gifāri. Sebagaimana hadis berikut: 

ولَ اللََِّّ أَلَا تَسْتـَعْمِلُنِِ قاَلَ فَضَرَبَ بيَِدِهِ عَلَى مَنْكِبِ ثَُُّ قاَلَ يََ أبََا ذَرٍ  إِنَّكَ  عَنْ أَبِ ذَرٍ  قاَلَ قُـلْتُ يََ رَسُ 
اَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَندََامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بَِِقِ هَا وَأدََّى الَّ ذِي عَلَيْهِ فِيهَا.247 اَ أمََانةَُ وَإِنَّْ  ضَعِيفٌ وَإِنَّْ

Artinya:  

Dari Abū Dzar dia berkata” Saya katakan kepada Rasulullah, “Wahai 
Rasulullah sudikah engkau tidak mempekerjakan aku? “ Rasulullah menepuk 
kedua pundakku dengan tangannya, kemudian bersabda, “Wahai Abū Dzar, 
engmau itu lemah, sesungguhnya jabatan itu amanah dan sesungguhnya pada 
hari kiamat menjadi sebab kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang 
mengambil jabatan itu dengan haknya dan menunaikan apa yang menjadi 
kewajibannya dalam jabatan itu. (HR. Muslim dari Abū Dzar). 

Dalam hadis tersebut, Rasulullah menegaskan bahwa jabatan merupakan 

suatu amanah yang dipercayakan kepada seseorang, ia wajib selalu waspada dalam 

menjaga amanah itu, karena jika tidak, jabatan itu justru menjadi sebab kehinaan dan 

penyesalan di hari kiamat. Hal ini memberi asumsi bahwa apabila penyelewengan 

jabatan belum sempat terungkap di dunia, maka pasti akan menghadapi kehinaan dan 

penyesalan di akhirat. Dan apabila penyimpangan itu terungkap di dunia maka 

kehinaan dan penyesalan tidak perlu ditunggu sampai datangnya hari kiamat, tetapi 

langsung dialami pada saat hidup di dunia, sebagaimana yang sering disaksikan di 

 

246Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 

2010, Tafsir Al-Quran Tematik, Hukum Keadilan Dan Hak Asasi Manusia, h. 263 

247Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Imārah, Bab Karāhat al-Imārah bi Gairi Darūrah, 

No.3404 , dalam CD. Program Mausū’at al-Hadis al-Syarif. 
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berbagai media, misalnya pejabat korup yang diseret ke meja hijau kemudian 

divonnis sebagai terpidana yang harus meringkuk di balik jeruji besi penjara. Karena 

itu Nabi melarang meminta jabatan, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَََ وَرَجُلَانِ مِ  ُ عَنْهُ قاَلَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ نْ قَـوْمِي فَـقَالَ عَنْ أَبِ مُوسَى رَضِيَ اللََّّ
   وَقاَلَ الْْخَرُ مِثْـلَهُ فَـقَالَ إِنََّ لَا نُـوَلِِ  هَذَا مَنْ سَألََهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أمَِ رْنََ يََ رَسُولَ اللََِّّ 

 عَلَيْه.248 “

Artinya:  

“Dari Abū Musā RA berkata, “Aku bersama dua orang dari kaumku 
menghadap Nabi saw. salah seorang berkata, “Ya Rasulullah, angkat kami 
(untuk menjadi pejabat)!” Yang satunya lagi mengatakan hal yang sama. Maka 
Rasulullah bersabda, Sesungguhnya kami tidak memberikan jabatan kepada 
orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang sangat 
mengaharapkannya”. (HR.al-Bukhari dari Abu Musa). 

 Terkait dengan larangan bagi seseorang untuk mengajukan diri sebagai 

pejabat, itu merupakan kaidah umum, pengecualian dari kaidah itu dapatdilakukan 

apabila dalam kondisi darurat atau bila kemaslahatan mengharuskan hal itu. 

Berdasarkan situasi dan kondisi masayarakat ketika Nabi menyampaikan larangan 

meminta jabatan itu, jumlah umat Islam masih sangat terbatas, sehingga tidak sulit 

bagi Nabi untuk mengenal dengan baik keahlian dan track record sebagian 

sahabatnya yang layak untuk dinominasikan sebagai pejabat public. Untuk itu tidak 

diperlukan adanya penawaran diri oleh orang-orang yang merasa mampu. Bahkan, 

penawaran diri dalam keadaan seperti itu dapat dianggap sebagai ambisi yang patut 

dicurigai. 

 Namun dalam konteks kondisi masyarakat dan Negara masa kini tentu 

berbeda. Permasalahan menjadi semakin kompleks sehingga sulit bagi seorang 

pemimpin untuk mengetahui secara terperinci siapa saja yang layak direkrut menjadi 

 

248Al-Bukhārī, Shahih al-Bukhārī, Bāb māyukrahu min al-Hirshi ‘Alā Imārah, no. 6616 

dalam CD.Program Mausū’ah al-Hadīts al-Syarīf. 
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pejabat dan aparat di berbagai bidang, demikian juga tidak mudah bagi masyarakat 

untuk mengetahui benar orang yang layak mewakili mereka di lembaga-lembaga 

perwakilan. Untuk itulah pengajuan lamaran kerja dan pencalonan diri dalam jabatan 

public di masa sekarang dapat dibenarkan selama memenuhi kualifikasi pekerjaan 

dan jabatan yang ditentukan. Selain itu, prosedur yang dilalui dalam pendaftaran dan 

pencalonan benar-benar bersih dari KKNS (kolusi, korupsi, nepotisme, dan suap), 

serta bebas dari kampanye hitam dan pembunuhan karakter. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman hadis tersebut 

dalam konteks masa kini adalah, bahwa penegakan objektifitas dalam proses 

rekrutmen aparat dilakukan dengan mengangkat orang yang paling layak untuk 

menempati jabatan yang ditentukan. Kelayakan itu dapat dilihat dari dua hal pokok, 

yaitu integritas moral (ama>nah), dan kapabilitas atau kemampuan kerja. 

 Pelanggaran atas perinsip keadilan dalam rekrutmen aparat akan berdampak 

buruk bagi kelangsungan dan stabilitas hidup suatu masyarakat. Sebaliknya, sikap 

konsisten dan objektif dalam hal ini akan berdampak positif bagi stabilitas dan 

kelangsungan hidup suatu masyarakat, bangsa, dan Negara.  

D. Kemajuan di Bidang Keamanan dan Ekonomi 

Terwujudnya kondisi keamanan yang kondusif adalah upaya memperkuat 

landasan bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi. Keduanya memiliki hubungan erat 

dan saling ketergantungan satu sama lain. Terwujudnya keamanan yang kondusif 

dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan 

ekonomi sendiri juga menjadi tekanan bagi terwujudnya keamanan, karena secara 
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psikologis,  manusia  apabila ia berada dalam kondisi fisik dan mental yang lemah 

atau kesulitan ekonomi, maka ia mudah terjerumus pada hal-hal negatif, misalnya: 

mencuri, merampok, begal, membobol bank, dan sebagainya. Hal tersebut dapat kita 

pahami dalam konteks hadis Nabi saw.  yang diriwayatkan oleh ‘Adiy bin H{a>tim 

berikut: 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أتََ   ُ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ نَا أنَََ عِنْدَ  بَـيـْ الْفَاقَةَ ثَُُّ أتَََهُ  عَنْ عَدِيِ  بْنِ حَاتٍِِ قاَلَ  إلِيَْهِ  فَشَكَا  رَجُلٌ  هُ 
عَ  أنُبِْئْتُ  وَقَدْ  أرََهَا  لمَْ  قُـلْتُ  الِْْيْةََ  رأَيَْتَ  هَلْ  عَدِيُّ  يََ  فَـقَالَ  السَّبِيلِ  قَطْعَ  إلِيَْهِ  فَشَكَا  فإَِنْ آخَرُ  قاَلَ  نـْهَا 

قُـلْتُ فِيمَا طاَلَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَريَنََّ الظَّعِينَةَ تَـرْتََِلُ    َ مِنْ الِْْيْةَِ حَتىَّ تَطوُفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تََاَفُ أَحَدًا إِلاَّ اللََّّ
حَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى  بَـيْنِِ وَبَيْنَ نَـفْسِي فأَيَْنَ دُعَّارُ طيَِ ئٍ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلَادَ وَلئَِنْ طاَلَتْ بِكَ حَيَاةٌ لتَـُفْتَ 

هَبٍ بْنِ هُرْمُزَ قاَلَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلئَِنْ طاَلَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَريَنََّ الرَّجُلَ يُخْرجُِ مِلْءَ كَفِ هِ مِنْ ذَ قُـلْتُ كِسْرَى 
دُ أَحَدًا يَـقْبـَلُهُ مِنْهُ وَليَـَلْقَيَنَّ اللَََّّ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ  نَهُ   أوَْ فِضَّةٍ يطَْلُبُ مَنْ يَـقْبـَلُهُ مِنْهُ فَلَا يََِ نَهُ وَبَـيـْ يَـلْقَاهُ وَليَْسَ بَـيـْ

 أعُْطِكَ مَالًا وَأفُْضِلْ تَـرْجَُاَنٌ يتَُرجِْمُ لَهُ فَـلَيـَقُولَنَّ لَهُ ألمَْ أبَْـعَثْ إلِيَْكَ رَسُولًا فَـيـُبـَلِ غَكَ فَـيـَقُولُ بَـلَى فَـيـَقُولُ ألمَْ 
ى إِلاَّ جَهَنَّمَ وَيَـنْظرُُ عَنْ يَسَارهِِ فَلَا يَـرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ قاَلَ عَدِيٌّ  عَلَيْكَ فَـيـَقُولُ بَـلَى فَـيـَنْظرُُ عَنْ يََيِنِهِ فَلَا يَـرَ 

دْ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ اتّـَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تََرَْةٍ فَمَنْ لمَْ يََِ عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ لَ شِقَّةَ تََرَْةٍ فبَِكَلِمَةٍ طيَِ بَةٍ قاَسََِ
وكَُنْتُ فِ   َ مِنْ الِْْيْةَِ حَتىَّ تَطوُفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تََاَفُ إِلاَّ اللََّّ تَـرْتََِلُ  فَـرأَيَْتُ الظَّعِينَةَ  افـْتـَتَحَ كُنُوزَ  عَدِيٌّ  يمَنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرجُِ مِلْءَ    كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلئَِنْ طاَلَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَروَُنَّ مَا قاَلَ النَّبُِّ أبَوُ الْقَاسِمِ  صَلَّى اللََّّ
 كَفِ هِ  

Artinya: 

dari 'Adiy bin Hatim berkata; "Ketika aku sedang bersama Nabi saw. tiba-tiba 
ada seorang laki-laki mendatangi beliau mengeluhkan kefakirannya, kemudian 
ada lagi seorang laki-laki yang mendatangi beliau mengeluhkan para perampok 
jalanan". Maka beliau berkata: "Wahai "Adiy, apakah kamu pernah melihat 
negeri Al Hirah?". Aku jawab; "Aku belum pernah melihatnya namun aku 
pernah mendengar beritanya". Beliau berkata: "Seandainya kamu diberi umur 
panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan 
berjalan dari Al Hirah hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada 
siapapun kecuali kepada Allah". Aku berkata dalam hati; "Dimana para 
parampok suku Tha'iy yang telah mengobarkan api fitnah di seluruh pelosok 
negeri?". (Beliau melanjutkan): "Seandainya kamu diberi umur panjang, kamu 
pasti akan menaklukan perbendaharaan Kisra" (Raja Persia). Aku bertanya; 
"Kisra bin Hurmuz?". Beliau menjawab: "Ya, Kisra bin Hurmuz. Dan 
seandainya kamu berumur panjang, kamu pasti akan melihat seseorang keluar 



203 

 

dengan membawa emas atau perak sepenuh telapak tangannya mencari orang 
yang mau menerima (shadaqah) nya namun dia tidak mendapatkan seorangpun 
yang mau menerimanya. Dan pasti setiap orang dari kalian akan berjumpa 
dengan Allah pada hari perjumpaan dengan-Nya (kiamat) yang ketika itu 
antara dirinya dan Allah tidak ada penerjemah yang akan menjadi juru bicara 
baginya. Lalu Allah pasti akan bertanya kepadanya: "Bukakankah aku sudah 
memberimu harta dan memberimu karunia?". Orang itu menjawab; "Benar". 
Lalu orang itu melihat ke kanannya namun dia tidak melihat apa-apa 
melainkan neraka Jahannam, lalu dia melihat ke sebelah kirinya namun dia 
tidak melihat apa-apa melainkan neraka Jahannam". 'Adiy berkata; "aku juga 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jagalah diri kalian dari 
neraka sekalipun dengan (bershadaqah) setengah biji kurma. Jika tidak 
memilikinya maka dengan berkata yang baik". Adiy berkata; "Lalu di 
kemudian hari aku melihat seorang wanita mengendarai kendaraan berjalan 
dari Al Hirah hingga melakukan tawaf di ka'bah tanpa takut kecuali kepada 
Allah dan aku termasuk orang yang menaklukan perbendaharaan Kisra bin 
Hurmuz. Dan seandainya kalian diberi umur panjang, kalian pasti melihat apa 
yang disabdakan Abu al-Qasim, Nabi saw. yaitu seseorang keluar dengan 
membawa harta sepenuh telapak tangannya". Telah bercerita kepadaku 
Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami Abu 'Ashim telah 
mengabarkan kepada kami Sa'd.(HR.al-Bukhari, No, hadis 3328). 

Untuk memahami makna hadis tersebut, ada beberapa kata kunci yang akan 

dianalisis, yaitu: al-‘aelat, qath‘u al-sabīl, al-‘i>r dan al-s}adaqat. Al-‘aelat berasal 

dari kata: ‘āla - ya’īlu-‘aelatan, memiliki makana: al-Fāqat wa al-hājat (kesusahan, 

menjadi lebih berat, fakir, kekurangan dan butuh). Dikatakan  ‘āla – ya‘īlu – ‘īlatan” 

idzā ihtāja (apabila dia membutuhkan sesuatu) 249 , seperti dalam QS. al-Taubah 

(9):28: 

اَ ٱلۡمُشۡركُِونَ نَََس يَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنـُوٓاْ إِنَُّ لَة ٖ  يأََٰٓ ذَاِۚ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ عَيـۡ  ٖ  فَلَا يَـقۡرَبوُاْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلْۡرََامَ بَـعۡدَ عَامِهِمۡ هََٰ
َ عَلِيمٌ حَكِيم ُ مِن فَضۡلِهٓۦِ إِن شَاءَِٓۚ إِنَّ ٱللََّّ    )٢٨)التوبة: ٖ  فَسَوۡفَ يُـغۡنِيكُمُ ٱللََّّ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, 

maka janganlah mereka mendekati Majsid al-Haram sesudah tahun ini, dan jika 

kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti yang akan memberikan harta 

kekayaan kepada kamu dari karunianya jika diamenghendaki, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”250(QS. al-Taubah (9):28:) 

 

249  Ahmaad Faris Bin Zakaariya, Al- Maqāyīs Fī al-Lugah, h. 725 

250 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Tahun 2005. 
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Badruddin al-‘Aini> juga berpendapat demikian, bahwa al-‘aelah bermakna 

kefakiran, jadi kalimat yasykū al-‘aelat artinya: laki-laki  yang datang kepada Nabi 

itu mengeluhkan kefakiran yang dialami,251 jiwanya terasa  berat  karena kemiskinan, 

dan kekurangan yang menimpanya sehingga membutuhkan uluran tangan. S 

Qath‘u al-Sabīl atau qath‘u al-t}arīq bermakna perampok, atau membajak 

untuk mendapatkan harta, baik berupa uang maupun barang atau benda-benda yang 

berharga.252  Juga mengandung makna kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan 

pencurian dan perampokan, demikian pendapat al-Kirmāniy yang dikutip oleh 

Badruddin al-‘Ainiy.253Tindakan  merampok dan membajak termasuk dalam kategori 

hirābah. 

Imam Syafi’i mendefinisikan qath‘u al-t}arīq (pelaku perampokan) adalah 

mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sekelompok 

orang hingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat terbuka secara 

terang-terangan .  Sementara itu, ulama kalangan Hanafiyyah mendefinisikan qat’u 

al-t}arīq adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa 

oleh para pengguna jalan dengan cara paksa sehingga mereka terhalangi, tidak bisa 

lewat karena jalannya terputus. Hal ini bisa jadi dilakukan secara berkelompok dan 

bisa juga perorangan, yang jelas memiliki kemampuan untuk memutus jalan, baik 

dilakukan dengan senjata atau dengan alat lain seperti tongkat, batu, kayu dan lain-

lain, yang tentu saja lalu lintas jalan terhambat akibat tindakan anarkis seperti itu, 

baik tindakan perampokan itu dilakukan dengan cara bekerja sama  langsung, 

 

251Badruddin al-‘Ainiy al-Hanafiy, ‘Umdat al-Qārī Syarh Shahih al-Bukhāri, juz 13, h. 280, 

dalam CD. Al-Maktabah al-Syāmilah Versi Edisi 2.11 

252Al-Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz  al- Malibarī, Fath al-Mu’īn, (Semarang:Maktabah 

Usaha Keluarga, t.th.), h.131 

253 Al-‘Ainiy al-Hanafiy, ‘Umdat al-Qārī Syarh Shahih al-Bukhāri, juz 13, h. 280, dalam CD. 

Al-Maktabah al-Syāmilah Versi Edisi 2.11 
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maupun dengan kerjasama tidak langsung dengan cara saling membantu dan 

mengambil (pedang).254 

Tindakan qath’u al-Sabīl/al-t}arīq merupakan tindakan yang berakibat 

melenyapkan jiwa dan menghilangkan harta yang merupakan dua dari lima hal yang 

dilindungi oleh syari’at Islam. Karena itu merupakan prinsip yang harus ditegakkan 

oleh seluruh komponen umat Islam, baik pemerintah maupun ulama. 

Pemerintah wajib segra menindak tegas para pelaku perampokan, begal, terror, 

dan tindakan lainnya yang  mengganggu ketertiban umum, menghilangkan rasa 

aman, menghambat kegiatan masyarakat, serta merenggut nyawa yang tidak berdosa. 

Kalau para pelaku dibiarkan  pasti akan semakin kuat pergerakan terror tersebut 

sehingga korban jiwa dan harta akibat perbuatan tersebut akan bertambah banyak, 

sehingga pertumbuhan ekonomi juga terancam. 

Al-‘īr, bermakna: unta, hewan atau binatang ternak yang digunakan untuk 

mengangkut persediaan makanan. Menurut Ibnu ‘Atsīr, al-‘īr merupakan perobahan 

kata dari fi’il ‘āra – yaīru, yang berarti: datang – pergi berkali-kali hilir mudik.255 

Maksudnya alat transportasi. Hemat penulis, Al-‘īr dalam redaksi matan hadis 

tersebut, juga mencakup fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktifitas 

kehidupan manusia, atau dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu 

kegiatan tertentu seperti transportasi, meliputi: jalan raya, bandara, kendaraan umum, 

dan berbagai fasilitas umum lainnya, yang dalam konteks sekarang diistilahkan 

dengan infrastruktur. 

 

254 Muhammad Abu Zahrah,  al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī Fiqh al-Islāmi, (al-Qa>hirah: Dār 

al-‘Arabī, 1998), h. 106 

255Al-‘Ainiy al-Hanafiy, ‘Umdat al-Qārī Syarh Shahih al-Bukhāri, juz 13, h. 280, dalam CD. 

Al-Maktabah al-Syāmilah Versi Edisi 2.11.  
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S{adaqah berasal dari bahasa arab dari akar kata ص,  yang , ق  dan ,   د 

menunjukkan kepada “sesuatu yang kuat berupa ucapan atau selainnya”. Karena itu 

al-s}idqu (kebenaran) disebut demikian karena ia kuat dengan sendirinya, 

kebalikannya al-kiz\bu (kebohongan) tidak memiliki kekuatan, dan akan punah. 

Seseorang disebut huwa yatashaddaqu apabila dia memberi sesuatu dari dirinya atau 

dari hartanya, Juga disebut yatashaddaqu  apabila dia meminta256, karena orang yang 

bersedekah dia memberikan apa yang dia miliki dengan mengharapkan balasan dari 

Allah. Kata   صدق yang berarti sesuatu yang benar atau jujur, secara umum, 

mengandung pengertian: suatu amal atau memberikan sesuatu yang dilakukan secara 

ikhlas atau suka rela tanpa berharap imbalan dari orang yang diberi. Dengan kata lain 

mengeluarkan harta di jalan Allah semata-mata mengharapkan Ridha Allah swt. 

sebagai bukti kejujuran dan kebenaran iman seseorang.  Menurut Ibnu Asyūr yang 

dikutip oleh Quraish Shihab, Mas kawin dinamai oleh al-Qur’an dengan shadaqāt 

bentuk jamak dari s}adaqah yang terambil dari akar kata yang berarti “kebenaran” 

karena mas kawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti 

kebenaran janji.257 

Sedekah memiliki arti luas sehingga tidak hanya berupa pemberian dalam 

bentuk harta benda (materi) atau kekayaan, tetapi bisa berupa tindakan lain yang bisa 

memberi manfaat pada orang lain, seperti menolong orang, mengajarkan ilmu, 

berzikir, tersenyum kepada orang lain, dan kebaikan lainnya. Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa secara tekstual, hadis tersebut menganjurkan agar segra bersedekah, 

baik dalam bentuk materi ataupun non materi.  

 

256Ahmaad Faris Bin Zakaariya, Al- Maqāyīs Fī al-Lugah, h. 588 

257Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah , Volume 2, h. 346 
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Imam al-Bukhari menyebutkan hadis tersebut pada bab “Bersedekah sebelum 

ditolak”, al-Zain berpendapat bahwa maksud judul bab ini adalah anjuran untuk tidak 

menunda-nunda sedekah, karena menyegrakan sedekah merupakan kesempatan 

untuk meraih pahala. Dikatakan bahwa menunda sedekah bisa menjadi sebab tidak 

ditemukannya orang yang menerima sedekah, sehingga maksud sedekah tidak 

tercapai. Sementara Rasulullah saw. telah menyampaikan bahwa akan datang suatu 

masa dimana orang kaya ingin bersedekah namun tidak menemukan orang yang 

membutuhkan sedekah sehingga tidak ada yang mau menerimanya.258 

Selanjutnya, Imam al-Bukha>ri menyebutkan pada bab ini empat hadis yang 

mengandung peringatan akan datangnya suatu masa di mana tidak ditemukan orang-

orang yang mau menerima sedekah, 1)  hadis Haris\ah bin Wahab al-Khuza‘iy: fa 

amma> al-yaum fala> h}a>jata li> biha>  ( adapun hari ini aku tidak 

membutuhkannya).  Secara lahiriyah hal ini terjadi pada saat harta banyak dan 

melimpah menjelang hari kiamat, seperti dikatakan Ibnu Bat}al. 2) dalam hadis Abu 

Hurairah la> araba li> (tidak ada keuntungannya bagiku). Dalam pembahasan 

tentang fitnah atau bencana diberi tambahan bih}i> (terhadapnya) , yakni tidak ada 

kebutuhan bagiku terhadapnya karena aku tidak memerlukannya lagi. 3) Hadis Adiy 

bin Hatim dan riwayat Abi> Musa.259 

Dalam Islam, bersedekah atau memberi sesuatu untuk membantu orang lain, 

baik berupa materi atau non materi merupakan hal yang penting dan merupakan 

indikasi ketulusan iman kepada Allah swt. Sedekah yang dilakukan dengan ihlas dan 

tulus, akan besar manfaatnya bagi pemberi dan penerima, di dunia dan ahirat. 

 

258 Ibnu Hajar al-Atsqalani, Fath al-Bārī, h. 63 

259  Ibnu Hajar al-Atsqalani, Fath al-Bārī, h. 64 
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Sedekah, dari sisi spiritual dapat memberikan ketenangan batin dan 

ketentraman jiwa kepada pemberi dan penerima, sedangkan dari segi matrial, 

sedekah dapat menyuburkan, mengembangkan dan menambah harta, karena orang 

yang bersedekah dengan tulus dan ihlas akan merasakan nikmatnya membantu orang 

lain yang pada gilirannya melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa  yang dapat 

mendorongnya untuk lebih berkonsentrasi dalam usahanya sehingga mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar lagi.  Di sisi lain penerima sedekah, dengan bantuan 

yang diterimanya akan mendorong terciptanya daya beli dan penambahan produksi. 

Hal ini merupakan salah satu dari manfaat sedekah dalam pengembangan harta. 

Asba>b wurūd al-hadis, secara s}arih terdapat dalam teks hadis tersebut.260 

Nabi memberi komentar terhadap peristiwa yang dialami oleh dua orang laki-laki 

yang datang kepada Nabi. Laki-laki pertama mengeluhkan kondisi kehidupannya 

yang miskin, membutuhkan solusi agar bisa bebas dari kesulitannya agar ia dapat 

merasakan kehidupan yang sejahtra. Sedangkan laki-laki yang ke dua, mengeluhkan 

kondisi keamanan yang tidak kondusif akibat perampokan yang sering terjadi dalam 

perjalanan. Lalu muncullah sabda Nabi bahwa “perampok tidak akan datang kepada 

kalian kecuali sedikit sehingga rombongan dagang berangkat menuju Makkah tanpa 

gangguan, dan   tidak akan terjadi hari kiamat hingga terjadi seseorang dari kalian 

berkeliling membawa sedekahnya namun tidak mendapatkan orang yang mau 

menerimanya”. 

Konteks hadis tersebut, sesungguhnya memprediksikan tentang datangnya 

masa kejayaan Islam dan keamanan di seantero dunia dan sekaligus juga 

 

260Ada tiga cara untuk mengetahui asba>b wuru>d al-hadi>s}, 1)melalui teks hadis Nabi 

saw. Artinya teks hadis tersebut menunjukkan adanya peristiwa atau pertanyaan yang mendorong 

Nabi untuk bersabda atau berbuatsesuatu, ada teks yang tegas (s}arih), dan ada yang kurang tegas. 2) 

Melalui aqwa>l al-S}aha>bat, dan 3) Melalui ijtihad. Abdul Mustaqim, Ilmu Ma‘anil Hadis 

Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi, h. 47-50 
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menunjukkan dibolehkannya perempuan bepergian tanpa suami atau mahram. 

Demikian kesimpulan Ibnu Hazm sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi. 261 

Matan hadis tersebut bersifat kasuistik, sehingga dapat dipahami bahwa konteks 

hadis Nabi saw. tersebut, juga bersifat mendidik, memberi semangat, harapan, dan 

motivasi yang dapat menumbuhkan rasa optimis dalam menghadapi kehidupan ke 

depan. Di samping itu, juga memprediksikan tentang akan adanya peningkatan 

kemajuan di bidang infrastruktur, keamanan dan ekonomi. Sekaligus 

menggambarkan  pengaruhnya pada  terwujudnya kesejahtraan masyarakat.  

Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negri lemah, itu berarti bahwa 

perekonomian negara itu berjalan dengan sangat tidak efisien. Biaya logistik yang 

sangat tinggi, berujung pada perusahaan dan bisnis yang kurang daya saing (karena 

biaya bisnis yang tinggi). Belum lagi dengan munculnya ketidakadilan sosial, 

misalnya: tingkat keamanan yang kurang kondusif, sulitnya bagi sebagian penduduk 

untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, atau susahnya anak-anak pergi ke sekolah 

karena perjalanannya terlalu susah atau mahal. 

Salah satu faktor utama pendukung pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan 

dan perbaikan infrastruktur seperti jalan umum, jalan layang, pembangunan irigasi, 

jembatan, bandara, layanan telekomunikasi, dan pengadaan berbagai fasilitas untuk 

kegiatan ekonomi. Disinilah letak pentingnya peran negara. Dalam sejarah, Nabi 

saw. selalu mengingatkan kepada para gubernur yang akan diangkatnya untuk 

meringankan masyarakat, bukan mempersulit mereka262. Salah satu caranya adalah 

dengan membangun infrastruktur yang dibutuhkan. 

 

 261Yusuf Qardhawi, Kaifa Nata’ammalu ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah (Mis}r: Da>r al-

Syuru>q, 2013), h. 149 

262Al-Bukhāriy, Shahih al-Bukhāriy, akitab al- Adab, hadis no. 5660. Dalam CD. Program 

Maūsū’at al-Hadīts al-Syarif. 
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Pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami kemajuan, juga berpengaruh 

pada peningkatan jumlah muzakkī (wajib zakat), munfiq (orang yang berinfaq), dan 

jumlah orang  yang bersedekah. Demikian juga, semakin bertambahnya jumlah 

orang yang berzakat, berinfaq, dan bersedekah merupakan salah satu indikator 

terwujudnya kesejahtraan umat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  

kemajuan inprastruktur dan keamanan mendorong peningkatan ekonomi Umat.  

E. Serakah  Dalam Mencari Harta. 

Pandangan orang yang menganggap bahwa kebahagiaan dan harga diri 

manusia ada dalam penampilan-penampilan fisik dan lahiriah, dan berdasar pada 

kekayaan material, menyebabkan banyak di antara manusia menghabiskan seluruh 

hidupnya dengan belomba-lomba mencari dan mengumpulkan harta kekayaan dan 

menghitung-hitungnya, bahkan tidak sedikit dari  mereka menjadi serakah dan 

menghalalkan segala macam cara, tanpa peduli lagi apakah halal atau haram. 

Sebagaimana sabda Nabi saw. : 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَْتِ عَلَى  النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُـبَالِ الرَّجُلُ مِنْ أيَْنَ  عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أوَْ حَرَامٍ . 

Artinya: 

”Dari abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:” Akan datang 
kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli dari mana ia 
mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram”. (HR. Bukhārī : 1918). 

Al-Asfahānī mendefinisikan al-māl, summiya mālan likaunihī mailan abadan 

wa zailan ( Harta disebut māl, karena selamanya cenderung kepadanya dan akan 

hilang). Terkadang diartikan dengan ‘arad}an; barang-barang selain emas dan 

perak. 263  Menurut Yusuf Qardhawi, yang dimaksud dengan harta adalah segala 

 

263Al-Asfahānī,  al-Mufradāt fī alfāz al-Qur’ān, (Riyad}, Maktabah al-Bāz, t.th.) juz 2, h. 618 
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sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. 

Hal senada dikemukakan oleh Ibnu ‘Asyūr, sebagaimana dikutip al-Qardhāwī bahwa 

harta itu pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah 

pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. 264  Sementara  

Mustafa Zarqā’ memberikan definisi yang lebih lengkap, bahwa harta adalah segala 

sesuatu yang kongkret bersifat matrial yang mempunyai nilai dalam pandangan 

manusia.265 

 Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa māl 

jamaknya amwāl (harta) adalah segala sesuatu yang dimiliki berupa matril dan dapat 

digunakan dalam menunjang kehidupan, seperti tempat tinggal, kendaraan, barang-

barang perlengkapan, emas, perak, tanah, binatang, uang, atau sesuatu yang 

mempunyai nilai dalam pandangan manusia. 

 Arus mengalirnya al-māl (harta) berupa uang dan barang yang menjadi 

pendapatan seseorang bisa didapat dari beberapa sumber utama; seperti dari hasil 

berdagang, bertani, dan bekerja yang menghasilkan upah dan jasa. Namun ada juga 

sumber pendapatan berupa uang dan barang yang berasal dari hasil mencuri, 

merampok, menipu, berjudi, korupsi, suap, dan sistem ekonomi yang riba. 

Singkatnya, sumber pendapatan seseorang untuk memperoleh al-amwāl –jamak dari 

al-māl- yakni harta baik uang maupun barang, yang disebutkan oleh Nabi saw. dalam 

hadis tersebut, ada dua macam; pertama, sumber yang halal, dan kedua, sumber 

yang haram. 

 

264 Yusuf Qardhāwī, Fiqh al-Zakāt, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1991), h. 126 

265 Mustafa Ahmad Zarqā’, al-Fiqh al-Islāmi fī> Tsaubihī al-jadīd, (Damaskus: Jāmi’ah 

Damaskus, 1946, h.119. 
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 Ketika manusia tidak lagi peduli tentang yang halal dan yang haram, ini 

adalah salah satu tanda ahir zaman. Fenomena ketidakpedulian kepada sumber harta 

dan kekayaan sudah muncul dan terjadi pada zaman ini. Dewasa ini jika kita amati, 

kita mendapati bahwa sebagian besar masyarakat serakah dalam mengumpulkan 

kekayaan dengan pelbagai cara dari mana saja, baik yang halal maupun yang haram. 

Karena itu banyak kontrak kerja yang rusak, dan banyak orang mulai menyepelekan  

pekerjaan dan melakukan jual-beli barang-barang haram. 

Manusia diberi mandat untuk memakmurkan, mengelola, mengatur, menata, 

menguasai, memelihara dan melestarikan bumi ini, sebagai sarana dan prasarana 

kehidupan untuk mencari rezki berupa harta. Mencari rezki yang direalisasikan 

dalam bentuk kerja dan usaha dengan sungguh-sungguh merupakan kewajiban bagi 

seorang muslim.  Hal tersebut banyak diterangkan dalam hadis Nabi antara lain: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:طلََبُ الَْْلالِ فَريِضَةٌ بَـعْدَ الْفَريِضَةِ  ، أَن  النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ الطبُانِ عن   )رواه عَنْ عَبْدِ اللََِّّ
 عبد الله ابن مسعود(.266

Artinya:  

“Dari Abdullah (Ibnu Mas’ud), bahwasanya Nabi saw. bersabsa: Mencari 
rezeki halal, merupakan kewajiban sesudah kewajiban beribada. (HR> Al-
Tabrānī dari Ibnu Mas’ud) . 

 

 عن أنس بن مالك عن النب صلى الله عليه و سلم قال طلب الْلال واجب على كل مسلم. 267
 

Artinya:”  

 

266Abū al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Thabrānī, Al-Mu’jam al-Kabīr, juz 8 (al-Qa>hirah: 

Maktabh al-‘Ulūm Wa al-Hikam, 1983), h. 400  

267Abū al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Thabrānī, Al-Mu’jam ausath,juz 8 (al-Qa>hirah: 

Dār al-Haramain, 1994), h. 272. 
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Mencari rezeki halal, merupakan kewajiban setiap muslim. (HR.Al-Tabrānī 

dari Anas bin Malik). 

 عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » طلب الْلال جهاد.268
Artinya;  

“ Dari Ibnu ‘Abas berkata: Rasulullah saw. bersabda: mencari rezeki halal, 

merupakan salah satu jihad. (HR. al-Qdha’ī dari Ibnu Abbas). 

Pesan moral dari hadis tersebut ada 3: Pertama, mencari rezeki halal 

merupakan kewajiban ke dua, setelah menunaikan kewajiban ibadah mahd}ah.  

Kedua, mencari rezeki halal merupakan kewajiban bagi setiap pribadi muslim, 

Ketiga, Mencari rezeki halal sama nilainya dengan jihad, namun jihad di sini bukan 

jihad mengangkat senjata untuk membela agama atau membela negara, namun jihad 

mencari nafkah untuk memperjuangkan kehidupan anak, istri dan keluarga. 

Bekerja memiliki dimensi yang luas, bekerja tidak hanya sekedar dimaknai 

sebagai upaya untuk mengakumulasi manfaat seperti terkumpulnya harta, tahta, dan 

lainnya, tetapi bekerja juga merupakan suatu amalan yang merefleksikan taqwa 

kepada allah swt. Terutama jika dilakukan dengan cara-cara yang baik. Dalam 

berbagai kisah para nabi misalnya, selalu digambarkan bahwa pada masa hidup 

mereka selalu bekerja sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi kepada keluarga 

dan komunitasnya. 

Rasulullah saw. dalam sejarahnya, termasuk orang yang selalu giat bekerja. 

Semasa kecil beliau bekerja dengan menggembala kambing milik pamannya, Abu 

T{alib.  Rasulullah saw. juga melakukan aktifitas berdagang ke Syam setelah 

beranjak dewasa. Permulaan kisah pertemuan Rasululklah dengan Siti Khadijah juga 

 

268Musnad al-Syihāb al-Qadhā’ī juz 1, h. 132 
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dimulai dengan hubungan pekerjaan, Rasulullah memperdagangkan dagangan milik 

Khadijah. 

Berdasarkan hadis tersebut, juga dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan 

derajat aktifitas bekerja menjadi refleksi ketakwaan kepada Allah swt;  ada beberapa 

hal yang bisa dijadikan sandaran, yaitu: 

Pertama, selalu menempatkan awal segala pekerjaan dengan niat yang baik. 

Misalnya menempatkan kewajiban bekerja sebagai ibadah dan tanggung jawab 

kepada Allah, keluarga, dan komunitas. Kedua, mengedepankan rasa syukur kepada 

Allah swt. atas setiap hasil atau output yang telah diperoleh. Ketiga, Mencari 

pekerjaan yang halal dan baik serta diridhai oleh Allah swt. Kehalalan ini penting, 

karena dengan menjaga kehalalan, maka tidak hanya memperoleh aspek keduniaan 

tetapi juga aspek ahirat.  Keempat, menjujunjung tinggi kejujuran karena merupakan 

modal utama dalam bekerja. Dalam berbagai kajian ilmiah, kejujuran akan 

melahirkan kepercayaan sebagai modal sosial yang menjadi landasan dari berbagai 

hubungan sosial dan ekonomi modern. Kelima, Tidak boleh putus asa. Tidak 

terwujudnya suatu harapan dalam mencari rezeki atau harta, tidak boleh menjadi 

alasan untuk berputus asa. Sebaliknya, seseorang tidak terlalu bergembira jika 

harapannya terwujud. Dalam al-Qur’an Surah Al-Hadid/57:23di jelaskan: 

تَال ُ لَا يُُِبُّ كُلَّ مَُۡ سَوۡاْ عَلَىَٰ مَا فاَتَكُمۡ وَلَا تَـفۡرَحُواْ بمآَ ءَاتىََٰكُمِۡۗ وَٱللََّّ
ۡ
   ٢٣ورٍ فَخُ  ٖ  لِ كَيۡلَا تََ

Terjemahnya: 

“ Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan 
jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan –Nya kepadamu. 
Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan 
diri. (QS.Al-Hadid/57:23) 

Pesan moral yang dapat dipahami dari ayat tersebut adalah: jangan berputus 

asa terhadap hal yang luput dari kamu; jangan terlalu bergembira melewati batas 
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kewajaran terhadap hal-hal yang diperoleh sehingga lupa daratan; keberhasilan yang 

diperoleh termasuk rezeki bukan semata-mata hasil usaha seseorang tetapi 

merupakan karunia Allah swt. dan jangan bersikap sombong lagi angkuh. 

Keinginan untuk selalu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya 

merupakan suatu hal yang dimaklumi, akan tetapi batasan yang penting untuk 

dipahami adalah dengan selalu dilandaskan pada perinsip kehalalan, baik dari sumber 

maupun pemanfaatannya. Semua tindakan atau perilaku menyimpang  yang 

dilakukan seperti mencuri, merampok, rentenir, begal, korupsi, suap, dan selainnya, 

merupakan sikap manusia yang serakah dan melupakan perintah Allah swt. dan 

Rasulullah saw. yang mewajibkan setiap muslim untuk bekerja dan mencari harta 

dengan cara yang halal. 

Dalam al-Qur’an Surat al-Nisā/4: 29, Allah swt. melarang orang-orang yang 

beriman saling memakan harta sesama dengan cara bāti>l, kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Menurut Aisyah binti Syāti’, 

yang dimaksud dengan cara bātil adalah:  setiap usaha yang dilakukan secara tidak 

sah dan melanggar syari’at, seperti mencuri, merampok, menyogok, mengambil upah 

dari praktek zina, memakan riba, dan setiap usaha yang dilarang oleh agama dan 

mempunyai dampak negative dalam kehidupan dan ketentraman masyarakat. 269 

Seperti: menipu, penggelapan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap, dan segala 

sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum, walaupun dilakukan atas dasar kerelaan 

yang berinteraksi. 

Rasulullah saw. tidak  pernah menggunakan jabatan sebagai panglima perang 

untuk mengambil harta rampasan di luar ketentuan. Hal ini memberi peringatan agar 

 

269‘Āisyah binti al-Syātī, al-Tafsīr al-Bayān Li al-Qur’ān al-Karīm  (al-Qa>hirah: Dār al-

Ma’ārif , 1962), h. 35 
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setiap pejabat tidak terlibat dalam perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme dan suap. 

Dalam hadis misalnya, Nabi saw. mengancam Fatimah putri kandungnya, jika 

mencuri akan dipotong tangannya. Tentang peraktek suap menyuap, Nabi 

Menyebutkan bahwa: “al-rāsyī wa al-murtasyī fi al-nār” penyuap dan yang disuap 

semuanya di neraka. (Hadis Riwayat al-Tabrānī dari Ibnu Umar).270 

Suap menyuap dalam mencari rezki atau harta termasuk hal terlarang dalam 

agama, karena akan merusak tatanan persyaratan seseorang yang pantas menduduki 

suatu jabatan. Karena suap menyuap, maka terjadi pengangkatan dan penunjukan 

seseorang yang tidak sesuai dengan keahlian dan kepintarannya. Dari sisi lain, yang 

menyuap mengeluarkan uangnya secara tidak wajar karena menginginkan sesuatu. 

Pihak yang disuap pun merasa berat seblah dalam memutuskan suatu perkara karena 

sudah menerima imbalan dari orang tertentu. Jadi praktik suap menyuap dalam 

mencari harta ini merusak tatanan ekonomi yang ada dan merusak moral pejabat dan 

pengambil keputusan sehingga ia memutuskan suatu perkara atau jabatan tertentu 

dengan tidak objektif. 

Dalam konteks masyarakat Indonesia hampir sama dengan kejahatan korupsi 

dan modus tipu menipu serta penggelapan dalam transaksi untuk mendapatkan harta. 

Korupsi adalah praktik mencari harta denga cara yang batil, dan merupakan perkara 

yang sudah pasti diharamkan dalam Islam. 

Apabila sifat wara’ (sikap hati-hati) sudah berkurang dari diri seorang 

muslim, maka nilai agama dalam dirinya pun semakin berkurang. Dan apabila nilai 

agamanya berkurang, maka ia akan terjerumus ke dalam syubhat. Stelah itu ia akan 

terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan agama. Ia pun tidak peduli lagi 

 

270Al-Suyūtī, al-Jāmi’ al-S}agi>r, juz 1, h. 25 
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kepada sumber kekayaan; apakah bersumber dari yang halal ataukah dari yang 

haram. 

Orang yang bersikap hati-hati dan menghindar dari perkara-perkara syubhat 

pun nantinya menjadi asing di tengah masyarakat, dan menjadi sosok ideal yang luar 

biasa. Bahkan nanti, orang yang tidak menerima suap tidak akan bertahan lama 

dengan jabatannya. Orang yang menghindar dari perkara syubhat, akan selamatlah 

agama dan kehormatannya. Dan orang yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, Ia 

telah terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. 

Realita yang terjadi saat ini adalah orang-orang kaya hobi pamer kekayaan 

dan sering menjual gaya hidupnya kepada orang-orang miskin. Hal ini telah 

menambah dorongan orang miskin untuk melakukan apa pun asal mereka bisa 

menikmmati seperti yang selama ini mereka tonton. Maka, betapa tepatnya kondisi 

ini dengan konteks hadis tersebut yang sedang dibahas. 

F. Perubahan Orientasi Kehidupan Sosial.  

Setiap masyarakat dalam kehidupan sosial  pasti mengalami perubahan yang 

terjadi pada struktur masyarakat baik perubahan pada norma sosial, sistem lapisan 

sosial, maupun kelompok-kelompok sosial. Hal tersebut telah diprediksikan oleh 

Nabi saw. Seperti disebutkan dalam hadis berikut: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمًا بَارزِاً للِنَّاسِ فَأَتََهُ رَجُلٌ فَـقَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ كَ  مَا   انَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
الْْخِرِ   بِالْبـَعْثِ  وَتُـؤْمِنَ  وَرُسُلِهِ  وَلقَِائهِِ  وكَِتَابهِِ  وَمَلَائِكَتِهِ  بِاللََِّّ  تُـؤْمِنَ  أَنْ  قاَلَ  يَاَنُ  مَا قَ الْإِ اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  الَ 

وَتُـؤَد ِ  الْمَكْتُوبةََ  ئًا وَتقُِيمَ الصَّلَاةَ  بهِِ شَيـْ تُشْركَِ  تَـعْبُدَ اللَََّّ وَلَا  سْلَامُ أَنْ  الْإِ قاَلَ  سْلَامُ  الْمَفْرُوضَةَ الْإِ الزَّكَاةَ  يَ 
حْسَانُ قاَلَ أَ  نْ تَـعْبُدَ اللَََّّ كَأنََّكَ تَـراَهُ فإَِنَّكَ إِنْ لَا تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا الْإِ

ثُكَ عَ  نْ أَشْرَاطِهَا إِذَا  قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَتَى السَّاعَةُ قاَلَ مَا الْمَسْئُولُ عَنـْهَا بِِعَْلَمَ مِنْ السَّائلِِ وَلَكِنْ سَأُحَدِ 
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لَ ا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَتْ الْعُراَةُ الْْفَُاةُ رءُُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطاَوَ وَلَدَتْ الََْمَةُ رَبََِّ 
يَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِ خََْسٍ لَا يَـعْلَمُهُنَّ إِلاَّ   الله رعَِاءُ الْبـَهْمِ فِ الْبـُنـْ

Artinya:  

"Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah saw. pada suatu hari berada di hadapan 
manusia, lalu seorang laki-laki mendatanginya seraya berkata, "Wahai 
Rasulullah, apakah iman itu ?" Beliau menjawab, "Kamu beriman kepada 
Allah, malaikatnya, kitabnya, beriman kepada kejadian pertemuan 
dengannya, beriman kepada Rasulnya, dan kamu beriman kepada hari 
kebangkitan  yang ahir". Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?" 
Beliau menjawab, "Islam adalah kamu menyembah Allah dn tidak 
menyekutukannya dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat yang wajib, 
membayar zakat yang difardukan, berpuasa ramadhan ". Dia bertanya lagi 
"Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Beliau menjawab " Kamu menyembah 
Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya maka 
sesungguhnya Dia melihatmu". Dia bertanya lagi "Wahai Rasulullah 
"Kapankah hari kiamat itu?. Beliau menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya 
lebih mengetahui jawabannya dari pada orang yang bertanya, akan tetapi aku 
akan menceritakan kepadamu tentang tanda-tandanya; yaitu: bila hamba 
perempuan melahirkan tuannya, itulah salah satu tandanya,(kedua)  bila orang 
yang telanjang tanpa alas kaki menjadi pemimpi manusia, itulah salah satu 
tandanya (ketiga) apabila penggembala kambing saling berlomba 
meninggikan bangunan. Itulah salah satu tandanya dari lima tanda-tanda, 
tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah". 

Hadis ini, menurt Ibnu Daqīqil 'Īd adalah hadis yang agung, mencakup semua 

bentuk amal lahir dan batin. Semua ilmu syariat bermuara kepada hadis ini, lalu lahir 

bercabang-cabang ilmu, karena hadis ini mencakup semua makna yang terdapat 

dalam seluruh hadis, sebagaimana al-fātihah disebut Ummu al-Quir'an (induk Al-

Qur'an) karena mencakup semua makna yang terdapat dalam Al-Qur'an.271 

Makna kalimat  ِوَلدَتَأ  إ رَبَهَ ذاَ  ةََ ُ  ا الْأ  (Jika budak perempuan melahirkan 

majikannya)” Menurut Imam al-Nawawi adalah: pertama, jika seorang laki-laki 

memiliki budak wanita lalu berhubungan dengannya dan budak itu melahirkan anak 

tersebut kemudian berstatus sebagai tuannya, pendapat tersebut mewakili pendapat 

ulama. Kedua, orang kaya menjual budak yang telah melahirkan anak darinya. 

 

271Dr. Musthafa Dieb al-Bugha dan Syaikh Muhyiddin Mistu, Al-wāfī fī Syarh Arba'īn Al-

Nawawiyyah, , (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 14 
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Setelah beberapa tahun kemudian, sang anak yang telah tumbuh dewasa membeli 

budak tersebut. Sehingga jadilah wanita yang sebenarnya adalah ibunya itu menjadi 

budaknya. Ketiga, juga mengandung makna kiasan, ketika orang-orang sudah tidak 

lagi berbakti kepada ibunya. Tidak menghormati dan tidak memuliakan ibunya, yang 

terjadi justru sebaliknya, anak menyuruh-nyuruh ibunya. Anak memperlakukan 

ibunya sebagai pembantu, seperti budak, diperintah dan disuruh-suruh. Diperintah 

melakukan pekerjaan domestik, kerumahtanggaan, disuruh mengerjakan pekerjaan 

dapur, mencuci dan sejumlah aktifitas yang tak pantas diberikan kepada sang ibu272. 

Makna ketiga ini, saat ini telah terjadi dalam intensitas besar. Tidak sedikit 

terjadi seorang ibu diperlakukan seperti pembantu oleh anaknya sendiri, sebagiannya 

mungkin terjadi di masyarakat kita. Sebagiannya muncul ke permukaan melalui 

berita, sebagiannya lagi tidak diberitakan media tetapi dijumpai di masyarakat dan 

menjadi perbincangan, sebagian lagi, mungkin ada ibu-ibu yang hanya meneteskan 

air mata menahan derita saat dirinya diperlakukan seperti pembantu oleh anaknya 

sendiri. Padahal sejatinya ibu adalah orang yang paling berhak atas anak-anaknya. 

Bukan hanya berhak dimuliakan, dihormati, disayangi, dicintai, dan ditaati. Bahkan 

kebaikannya tak  bisa ditebus mesti seluruh dunia dipersembahkan anak kepadanya. 

Rasulullah mengulang-ulang nasehat berbuat baik kepada ibu karena sosok 

ibu memiliki hati yang sangat halus, tubuh yang lemah, ibu begitu lelah dan 

kepayahan pada saat mengandung, melahirkan, dan menyusui, kesulitan pada saat 

menyapih dan mendidik anak-anaknya, begadang di waktu malam dan memeras 

keringat di waktu siang, semua dilakukan dengan penuh keihlasan dan kasih saying. 

Diriwayatkan oleh Bukhri dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki 

 

272Dr. Musthafa Dieb al-Bugha dan Syaikh Muhyiddin Mistu, Al-wāfī fī Syarh Arba'īn Al-

Nawawiyyah, h. 14  
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mendatangi Rasulullah saw., ia bertanya : " Wahai Rasulullah, siapakah manusia 

yang paling berhak unatuk saya perlakukan dengan baik ?" Beliau menjawab 

"Ibumu". Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab 

ibumu" Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab 

"Ibumu" Laki-laki itu bertanya lagi "Kermudian siapa lagi?" Beliau menjawab 

"Ayahmu".273 

Sebelum dunia merayakan hari ibu sebagai hari penghargaan kepada ibu, 

maka 14 abad yang lalu, Islam suadah lebih dahulu memuliakan ibu. Perbedaan 

agama tidak menghalangi seorang anak untuk berbuat baik kepada ibunya. Namun 

demikian, ketika seorang anak dilarang durhaka kepada ibunya, bukan berarti 

meremehkan hak-hak seorang ayah, sebab keduanya merupakan orang tua yang 

mempunyai jasa yang tidak mungkin dibalas. 

Di samping sebagai hiasan, kesenangan, dan permata hati, anak juga bisa 

menjadi ujian bagi orang tua. Kedurhakaan terhadap orang tua banyak terjadi 

terutama jika orang tua sudah berusia lanjut, sementara anak sedang masa 

kejayaannya. Pada usia tersebut, orang tua pada umumnya sudah tidak produktif lagi, 

sakit-sakitan, pikun, kadang mempunyai kebiasaan yang memalukan, dan bersikap 

kekanak-kanakan. Secara sosial, orang tua seperti ini telah lemah. Kecenderungan 

yang dilakukan oleh seorang anak adalah menjauhkan mereka, bersikap kasar, 

bahkan berharap pada kematian mereka.  

Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ditemukan dalam beberapa 

hadis Nabi. Misalnya: hadis yang memerintahkan seseorang uuntuk mengutamakan 

mengurus orang tuanya daripada ikut perang: 

 

273Al-Bukhari, Shahih al-Bukhārī, bab al-Adab no. hadis 5514., Muslim, Shahih Muslim, bab 

al-Birr, no. hadis 4621 dalam CD. Mausū'ah al-Hadis al-Syarīf. 
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اللََُّّ  النَّبِِ  صَلَّى  إِلََ  رَجُلٌ  جَاءَ  يَـقُولُ  عَنـْهُمَا   ُ اللََّّ عَمْروٍ رَضِيَ  بْنَ  اللََِّّ  عَبْدَ  فاَسْتَأْذَنهَُ فِ    عن  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ 
 274الِْْهَادِ فَـقَالَ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قاَلَ نَـعَمْ قاَلَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ 

 

Artimya:  

Dari Abdullah bin Amr berkata, “Telah datang seseorang kepada Rasulullah 
saw. memohon izin untuk diperkenankan ikut perang, Rasulullah bertanya, 
“apakah orang tuamu masih hidup?” lelaki itu menjawab, ya, mereka masih 
hidup. Kemudia Rasulullah bersabda: “berbuat baiklah kepada mereka karena 
itu termasuk jihad. (HR. al-Bukhari dan Muslim) 

Pada hadis lain, Rasulullah saw. menyebutkan tindakan menghardik kedua 

orang tua sebagai dosa besar: 

ُ عَلَيْهِ وَ  ُ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ سَلَّمَ أَكْبَُُ الْكَبَائرِِ  عن عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ أَبِ بَكْرَةَ عَنْ أبَيِهِ رَضِيَ اللََّّ
شْرَاكُ بِاللََِّّ وَعُقُوقُ  ا الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ ثَلَاثًَ أوَْ قَـوْلُ الزُّورِ فَمَا زاَلَ يكَُر رِهَُا حَتىَّ قُـلْنَ  الْإِ

تَهُ سَكَتَ 275  ليَـْ
Artimya:  

Dari Abdurrahman bin Abī Bakrah dari ayahnya bahwa ia berkata:” Ketika 
kami bersama Rasulullah saw. beliau bersabda “ Maukah aku ceritakan 
kepada kamu sebesar-besarnya dosa ? Ada tiga perkara, yaitu menyekutukan 
Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan member kesaksian palsu”. (HR. 
Bukhārī dan Muslim) 

Demikian juga, dalam al-Qur’an Surah al-Isra’/7:23-24 Allah mewjibkan 

seorang anak selalu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua meskipun 

mereka telah berusia lanjut, dan perintah itu disandingkan dengan perintah untuk 

menyembah Allah. Di samping tiu, juga diperintahkan agar tidak mengabaikan 

kebutuhan ekonomi melalui wasiat (al-Baqarah/2:180), nafkah (al-Baqarah/2:215), 

dan waris (al-Nisā/4:11). 

 

274Al-Bukhārī, Shahih al- Bukhārī, hadis nomor 2782, dan Muslim, Shahih Muslim, hadis 

nomor 4623, dalam CD Program Maūsū’ah al-Hadis al-Syarīf. 

275Al-Bukhārī, Shahih al- Bukhārī, hadis nomor 6408, dan Muslim, Shahih Muslim, hadis 

nomor 126, dalam CD Program Maūsū’ah al-Hadis al-Syarīf. 
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Berbuat baik kepada orang tua, pada dasarnya dalam segala hal, baik 

perkataan maupun perbuatan. Perbuatan baik kepada orang tua juga tidak terbatas, 

dan yang membatasi adalah adanya hak anak itu sendiri. Dengan demikian anak dan 

orang tua, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Apabila terjadi perbedaan 

pendapat, maka juga harus dimusyawarahkan dan dibicarakan dengan baik, dengan 

dilandasi rasa kasih sayang. 

Selain usia uzur orang tua, kedurhakaan anak juga dapat disebabkan oleh 

narkoba. Seorang anak yang mengalami kecanduan narkoba dapat melakukan apa 

pun pada orang tua dan keluarganya demi memenuhi ketergantungannya pada 

narkoba. Misalnya mencuri milik orang tua, bertindak kasar dengan membentak, 

melukai secara fisik, bahkan membunuh. Ketergantungannya terhadap narkoba 

mengalahkan keinginannya untuk melindungi diri sendiri dan orang tua. 

Makna dari kalimat " النَّاسِ   (  رءُُوسَ  الْْفَُاةُ  الْعُرَاةُ  كَانَتْ  وَإِذَا  apa bila orang yang 

telanjang tanpa alas kaki menjadi pemimpin manusia)" menurut Syekh Must}afa 

Dieb dan Syekh Muhyidin Mistu,   ُالْعُرَاة  merupakan bentuk jamak dari ر  artinya   عـا 

orang yang tidak memakai baju. Sedangkan   ُالْْفَُاة  merupakan bentuk jamak dari   

 artinya orang yang tidak memakai alas kaki.276  Kebiasaan tidak pakai baju حاف  

dan alas kaki dimiliki oleh orang-orang kampung atau primitif lagi miskin, tidak 

berpendidikan dan tidak punya kompetensi untuk mengatur kehidupan orang banyak, 

lalu tiba-tiba diserahi tugas untuk memimpin suatu komunitas masyarakat yang 

memiliki latar belakang pendidikan, budaya, serta kepentingan yang berbeda-beda. 

Maka tentu hal ini akan menimbulkan berbagai konflik sosial yang bisa 

mengantarkan kepada rusaknya tatanan sosial bahkan kehancuran peradaban 

 

276Dr. Musthafa Dieb al-Bugha dan Syaikh Muhyiddin Mistu, Al-wāfī fī Syarh Arba'īn Al-

Nawawiyyah, h. 14.   
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masyarakat. Dan menurut hemat penulis itulah salah satu makna yang dimaksud dari 

hadis Nabi Min Asyrāthi al-Sā'ah, karena salah satu makna al-Sa>‘at adalah dhā'a 

(hilang atau punah) dan halaka (hancur dan binasa). 

Al-Hafidz Ibnu Hajar Rahimahullah berpendapat, “ makna berlomba-lomba 

meninggikan bangunan adalah: setiap orang yang ingin membangun rumah ingin jika 

rumahnya itu lebih tinggi dari pada yang lainnya. Mungkin pula maknanya adalah: 

berbangga-bangga dengan memperhias dan memperindahnya, atau makna yang lebih 

umum dari itu. Hal itu telah banyak ditemukan bahkan bertambah banyak.” 

Konteks hadis tersebut, mengisyaratkan terjadinya perubahan orientasi dalam 

kehidupan sebagian orang, dari kebiasaan berbuat baik kepada kedua orang tua 

menjadi bertindak kasar dan menyakitinya, yang semestinya anak mendengarkan 

petunjuk orang tua, namun anak mengabaikan bahkan melawan orang tua, sehingga 

seolah-olah seorang perempuan melahirkan anak dari majikannya sendiri, bukan 

anaknya. Demikian pula dalam kehidupan sosial. Masyarakat primitif beranjak jadi 

modern, hidup dari kesederhanaan berubah menjadi mewah dan berfoya-foya. 

Tempat tinggal yang semula berupa kemah berubahn menjadi rumah permanen, 

bangunan mewah, dan gedung pencakar langit. Orang-orang yang biasanya berjalan 

kaki, kini mengendarai kendaraan super cepat, menghasilkan kekayaan dengan cepat 

tanpa butuh pertolongan dan bersusah payah, akibatnya sebagian mereka kehilangan 

keseimbangan dan bersifat indifidualis dan egois.277 

Hadis tersebut, juga menunjukkan rusaknya zaman dan merosotnya akhlak, 

karena banyak anak yang durhaka kepada orangtuanya. Mereka memperlakukan 

keduanya bagaikan seorang majikan memperlakukan budaknya. Anak tidak lagi 

 

277 Yusuf Qardhāwī, Almadkhal Lidira>sah al-Sunnah al-Nabawiyyah, Terjemahan Agus 

Suyadi “ Pengantar Studi Hadis”,  h. 27  
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mempedulikan nasehat dan aturan orang tua, tetapi merekalah yang ingin mengatur 

dan berlaku semena-mena kepada orang tuanya. Juga terjadinya kekacauan di tengah 

masyarakat, karena banyaknya orang yang tidak memiliki kredibilitas kompetensi 

atau keahlian  jadi pemimpin dan penguasa, dan pengangkatan pejabat yang tidak 

profesional sehingga banyak urusan yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya, 

melimpahnya harta di tangan manusia , merebaknya kemewahan dan berlebihan. 

Orang-orang bangga dengan bangunan tinggi dan mewah, banyaknya kesenangan 

dan sarana kehidupan, tetapi spiritualitas semakin menurun. 

G. Mengabaikan Ilmu Ulama Pertanda Kehancuran. 

Tanggung jawab dan tugas utama para ulama adalah meneruskan misi 

kenabian, karena itu , ulama harus dijadikan sebagai solusi dan rujukan utama dalam 

semua persoalan hidup umat. Mengabaikan fatwa, nasehat dan ilmu  ulama 

merupakan tanda kehancuran dan kerusakan moral suatu kelompok masyarakat, 

Rasulullah saw. bersabda: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ عن  يُـرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَـثْـبُتَ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 . الْْهَْلُ وَيشُْرَبَ الْْمَْرُ وَيظَْهَرَ الز نََ 

Artinya 

“Dari Anaas bin Malik ra ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “di 
antara tanda-tanda kiamat, ialah punahnya ilmu, meningkatnya kebodohan, 
diminumnya khamr, dan merajalelanya zina” 

Dalam memahami hadis tersebut, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa, kalimat 

السَاعَ ِ  رَاطِ   artinya: tanda-tanda kiamat atau cirri-cirinya, yang menurut al-Qurthubī أشَأ

ada dua macam, yaitu tanda-tanda yang pernah terjadi dan tanda-tanda yang belum 
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pernah terjadi sebelumnya.278 Misalnya Matahari terbit dari Barat, dan selainnya.     أنَأ

الأعِلأ ُ  فَعَ   artinya diangkatnya ilmu, maksudnya meninggalnya para ulama. Dalam ,يرُأ

riwayat lain, berbunyi: العلم يقل   maka kemungkinan yang ,(berkurangnya ilmu)   أن 

terjadi adalah ilmu menjadi langka dan setelah itu menjadi punah.279 
لُ   الأجَهأ ر ,artinya kebodohan semakin meningkat , وَيَثأبُتَ  الأخَمأ رَبَ   :artinya ,وَيُشأ

diminumnya khamer, maksudnya adalah banyaknya orang yang meminum khamer 

dan mempertontonkan dengan terang-terangan. نَا هَرَ الزِّ  maksudnya perzinaan atau ,وَيَظأ

prostitusi semakin meraja lela. 280 Karena itu secara formal 281 hadis tersebut 

menyebutkan, tanda-tanda kiamat, yaitu: punahnya ilmu, meningkatnya kebodohan, 

banyaknya orang mabuk karena meminum khamar atau mengkomsumsi narkoba, dan 

prostitusi semakin merajalela. 

Menurut Ibnu Fa>ris, kata yang terdiri dari rangkaian huruf ‘ain, la>m, dan 

mi>m mengandung arti dasar tanda atau jejak pada sesuatu yang membedakannya 

dengan yang lain. Dari akar kata ini di antaranya lahir turunan kata al-‘ala>mah 

yang artinya tanda, juga al-‘alam yang berarti bendera atau panji. Dari akar kata 

tersebut lahirlah kata al-‘ilm yang berarti “mengetahui”, lawan dari kata al-jahl yang 

berarti “tidak tahu”.282 

 

278Ibnu Hajar al-Asqalānī,  Fathu al-Bārī Syarah Shahih al-Bukhārī, Terjemahan Gazirh 

Abdi Ummah “ Fathul Ba>ri>Syarah Shahihul al-Bukhari”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h.341 

279 Ibnu Hajar al-Asqalānī,  Fathu al-Bārī Syarah Shahih al-Bukhārī, Terjemahan Gazirh 

Abdi Ummah “ Fathul Ba>ri>Syarah Shahihul al-Bukhari”,  h. 343. 

280Ibnu Hajar al-Asqalānī,  Fathu al-Bārī Syarah Shahih al-Bukhārī, h. 341 

281Ada dua istilah yang digunakan oleh Arifuddin Ahmad dalam membedakan pemahaman 

hadis secara tekstual dan kontekstual, yaitu: makna formal atau makna tekstual,dan makna substansi 

atau makna kontekstual,. Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma‘a>ni> 

al-Hadi>s\h. 19-20.  

282 Ibnu Fa>ris,  Mu’jam Maq>yi>s al-Lugah, h.102 
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Al-Ra>gib al-As}faha>ni menjelaskan pengertian al-‘ilm adalah pengetahuan 

tentang hakikat sesuatu. 283  Dengan demikian secara leksikal kata ‘ali<m yang 

merupakan bentuk isim muba>lagah dari ‘a>lim dan bentuk jamaknya adala ‘ulama’ 

berarti orang yang memiliki pengetahuan tentang hakikat sesuatu, baik yang bersifat 

teoritis maupun yang bersifat praktis. Ada juga yang mengartikan dengan seseorang 

yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap berbagai masalah 

dengan sebaik-baiknya284 

Ulama atau orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah, agama, 

kitab-kitab Allah, dan sunnah Rasul adalah orang yang ketakutannya kepada Allah 

paling sempurna, Demikian juga ketaqwaan dan ketaatannya paling mumpuni. 

Dengan kesempurnaan pengetahuan dan makrifah mereka kepada Allah 

dibandingkan manusi-manusia lainnya, mereka memiliki ketakutan, ketundukan, dan 

kekaguman tertinggi kepada Allah swt. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS. 

Fa>t}ir (35): 28 sebagai berikut: 

شَى ٱللَََّّ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُ  اَ يَخۡ لِكَِۗ إِنَُّ نهُُۥ كَذََٰ تَلِفٌ ألَۡوََٰ مِ مَُۡ عََٰ  إِنَّ ٱللَََّّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ  وَٱلَۡنَـۡ
ِۗ
ؤُاْ  عَزيِزٌ غَفُورٌ  لَمََٰٓ

 (.  ٢٨)فاطر:
Terjemahnya: 

 “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya 

hanyalah ulama”.285 (QS.Fa>t{ir (35): 28. 

Al-Ra>zi> menyebut sifat seorang ulama adalah takut kepada Allah sebagai 

isyarat amalan hati, membaca Kitab Allah adalah isyarat amalan lisan, mengerjakan 

 

283Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur”an, h. 231 

284M.Quraish Shihab (Ed), Ensiklopedi al-Qur’an, kajian kosa kata, III/ 1018 
285Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, th.2005.  
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shalat sebagai isyarat amal badan, dan infaq sebagai isyarat amal harta. Sedangkan 

ungkapan “diam-diam” dan “terang-terangan” sebagai isyarat ikhlasnya amal.286 

Menurut Rab’ah, tidak sepantasnya seseorang yang memilki ilmu untuk 

menyia-nyiakan dirinya. Maksudnya orang yang memiliki pemahaman dan 

mendapatkan ilmu tidak pantas mengabaikan dirinya dengan mengambaikan 

kesibukan untuk mengajarkan ilmunya. Hal ini mengandung anjuran untuk 

menyebarkan ilmu pengetahuan di kalangan keluarga, dan masyarakat sebelum 

mereka meninggal dunia, supaya tidak terjadi kelangkaan ilmu pengetahuan. Bahkan 

seorang ulama atau pakar hendaknya memperkenalkan diri agar ilmunya dipelajari 

oleh masyarakat supaya tidak sia-sia.287 

Secara substansi, hadis tersebut mengandung makna bahwa, para ulama harus 

memerankan diri sebagai solusi dan rujukan utama dalam semua persoalan hidup 

manusia,  karena tanggung jawab dan tugas utama para ulama adalah meneruskan 

misi kenabian. Nabi saw. Bersabda: 

عِ  فيِهِ  يطَْلُبُ  سَلَكَ طرَيِقًا  مَنْ  يَـقُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ اللََِّّ صَلَّى  رَسُولَ  عْتُ  قال : سََِ الدردا  لْمًا عن أبِ 
ُ بهِِ طرَيِقًا مِنْ طرُُقِ الْْنََّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لتََضَعُ أَجْنِحَتـَهَا رضًِ  ا لِطاَلِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالمَ ليََسْتـَغْفِرُ سَلَكَ اللََّّ

كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَهُ مَنْ فِ السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِ الََْرْضِ وَالْْيِتَانُ فِ جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالمِِ عَلَى الْعَابِدِ  
لَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائرِِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْ  عُلَمَاءَ وَرثَةَُ الَْنَبِْيَاءِ وَإِنَّ الَْنَبِْيَاءَ لمَْ يُـوَر ثِوُا دِينَاراً وَلَا دِرْهَاً وَرَّثوُا الْعِلْمَ ليَـْ

 )رواه أبو داود( 288. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بَِِظٍ  وَافِرٍ 
Artinya: 

“ Dari Abu Darda’ dia berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw. 
bersabda:” Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan 
mempermudahnyajalan ke surga, sungguh para malaikat merendahkan 
sayapnya sebagai kerid}aan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan 
dimintakan maaf oleh oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di 

 

286Fakhruddin al-Ra>zi>, Tafsir al-Kabir, 12/ 475. 

287Ibnu Hajar al-Asqalānī,  Fathu al-Bārī Syarah Shahih al-Bukhārī, h. 340. 

288Abu Daud, Sunan Abu Daud no. 3157 dalam CD. Rom Mau>su>‘at al-Hadi>s\ al-Syari>f 
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dasar laut. Kelebihan orang alim disbanding ahli ibadah seperti keutamaan 
rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang . Para ulama adalah 
pewaris para Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka 
hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya maka ia telah 
mengambil bagian yang banyak. (HR.Abu Dud no. 3157) 

Di era sekarang, sedemikian pesatnya peran ulama tergantikan oleh media 

elektronik, akibatnya banyak masyarakat yang merasa tidak butuh guru atau ulama, 

fenomena inilah yang kita saksikan sekarang, seseorang tidak tertarik lagi untuk 

mendalami ilmu hanya karena alat teknologi yang ada di tangannya akan 

memberikan jawaban atas apapun masalah yang dihadapinya. Mereka merasa tidak 

butuh ulama dan mencukupkan diri dengan membaca, sehingga mereka menjadi 

orang sok pintar walau hakikatnya mereka bodoh. 

Para ilmuan, pakar dan ulama sangat penting untuk selalu hadir dan menetap 

di sebuah komunitas masyarakat, meskipun di tengah-tengah mereka telah terdapat 

berbagai literature, sebab merekalah yang akan menjelaskan maksud dari isi 

literature terebut. Untuk konteks masa kini, kehadiran media sosial dan smartpone 

tidak akan mampu menggantikan peran ulama. Dengan kata lain, walau di tangan 

seseorang telah terdapat media tercanggih yang memuat berbagai kandungan ilmu 

yang lengkap, namun hal itu tidak menjamin seseorang akan mendapatkan ilmu yang 

benar kalau dia meninggalkan ulama.  

Isyarat yang terkandung dalam hadis prdiktif tersebut, juga adalah bila ulama 

sudah  tidak lagi dijadikan rujukan, maka itulah bentuk kematian ilmu. Dan 

tercabutnya ilmu adalah salah satu penyebab bagi kemusnahan suatu bangsa, juga 

mengakibatkan umat akan menyimpang jauh dari jalan  yang telah ditetapkan oleh 

Allah dan Rasul-Nya. Sekarang, tidak jarang kita saksikan adanya pemuda yang baru 

belajar satu ilmu, sudah berani memberikan hujatan dan celaan kepada para ulama. 

Rasulullah saw. bersabda: 
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يَـقُولُ عن   عَمْروٍ  بْنُ  اللََِّّ  اللََُّّ   :عَبْدُ  صَلَّى  النَّبَِّ  عْتُ  أنَْ سََِ بَـعْدَ  الْعِلْمَ  يَـنْزعُِ  لَا  اللَََّّ  إِنَّ  يَـقُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   
يسُْ  جُهَّالٌ  نََسٌ  فَـيـَبـْقَى  بعِِلْمِهِمْ  الْعُلَمَاءِ  قَـبْضِ  مَعَ  مِنـْهُمْ  تَزعُِهُ  يَـنـْ وَلَكِنْ  انتِْزَاعًا  فَـيـُفْتُونَ أعَْطاَكُمُوهُ  تـَفْتـَوْنَ 

 (.6763. رواه البخارى ضِلُّونَ برِأَيِْهِمْ فَـيُضِلُّونَ وَيَ 
Artinya: 

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw. 
bersabda “ Allah tidak menarik kembali ilmu pengetahuan dengan jalan 
mencabutnya dari hati saanubari manusia, tetapi dengan jalan mematikan 
orang-orang yang berpengetahuan (ulama), apabila ulama telah punah, maka 
masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin yang akan 
dijadikan tempat bertanya. Orang-orang bodoh ini akan berfatwa tanpa ilmu, 
mereka itu sesat dan menyesatkan. (HR.al-Bukhari, no. 6763). 

Di samping itu, apabila ulama tidak lagi didengar fatwa-fatwanya, dan tidak 

lagi menjadi rujukan untuk membangun karakter umat, maka akan merajalelalah 

kemaksiatan, seperti maraknya orang-orang yang rusak akalnya akibat minuman 

memabukkan atau mengkomsumsi obat-obat terlarang. Juga meningkatnya perbuatan 

zina dan prostitusi.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

1. Hadis prediktif adalah ucapan atau pernyataan Nabi saw. (h}adis\ qauliyyah)  

yang menggambarkan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa datang baik 

sebelum maupun setelah Nabi wafat, dan merupakan informasi yang didukung 

oleh wahyu sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa sekaligus merupakan 

i‘ja>z. Prediksi Nabi merupakan tanabbua>t yang berkaitan dengan tugas 

kenabiannya, dan kejadian itu tentu tidak terlepas dari kondisi sosiologis 

masyarakat yang selalu berubah dan berkembang.  

2.  Hadis prediktif  tentang umat Islam bagaikan buih, kaum yang menyakiti orang 

dengan cambuk, menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya, sedekah ditolak, 

mencari harta tanpa peduli halal atau haram, budak melahirkan majikan, dan hadis 

tentang hilangnya ilmu munculnya kebodohan, berdasarkan kaidah kesahihan 

sanad dan matan, hadis-hadis prediktif tersebut berkualitas sahih. 

3. Kandungan hadis-hadis prediktif tersebut dan implementasinya dalam konteks 

kekinian adalah: 

a. Di bidang politik: pertama, Isu pentingnya kualitas umat Islam yang dibangun di 

atas pondasi  sinergitas internal umat Islam, untuk menghadapi segala bentuk 

provokasi yang dapat memecah-belah persatuan dan persaudaraan umat, demi 
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terwujudnya kehidupan yang damai dan sejahtra. Kedua, apabila suatu negri 

diperintah oleh penguasa yang z}alim, tidak adil. dictator, tidak melindungi 

rakyatnya, tidak mempedulikan nasib kaum d}u ‘afa>>, serta kemaksiatan dan 

kekufuran sudah merata dalam kehidupan masyarakatnya. lambat laun azab Tuhan 

akan turun cepat atau lambat, seperti yang terjadi pada kerajaan Saba’, dan kaum 

‘ad.  

Ketiga, penegakan objektifitas dalam proses rekrutmen aparat dilakukan dengan 

mengangkat orang yang paling layak untuk menempati jabatan yang ditentukan. 

Kelayakan itu dapat dilihat dari dua hal pokok, yaitu integritas moral (ama>nah), 

dan kapabilitas atau kemampuan kerja. Pelanggaran atas perinsip keadilan dalam 

rekrutmen aparat akan berdampak buruk bagi kelangsungan dan stabilitas hidup 

suatu masyarakat. Sebaliknya, sikap konsisten dan objektif dalam hal ini akan 

berdampak positif bagi stabilitas dan kelangsungan hidup suatu masyarakat, bangsa, 

dan Negara.  

b. Di bidang ekonomi, pertama, Nabi mengingatkan agar tidak menunda-nunda 

pelaksanaan amal kebaikan, dan memprediksikan akan adanya peningkatan 

kemajuan di bidang infrastruktur, keamanan dan ekonomi. sekaligus 

menggambarkan  pengaruhnya pada  terwujudnya kesejahtraan masyarakat.  

Kedua, bahwa sebagian besar masyarakat serakah dalam mengumpulkan 

kekayaan dengan pelbagai macam cara, dari mana saja, baik yang halal maupun yang 

haram. Karena itu banyak kontrak kerja yang rusak, dan banyak orang mulai 

menyepelekan  pekerjaan dan melakukan jual-beli barang-barang haram. 

c. Di bidang sosial: pertama, mengisyaratkan terjadinya perubahan orientasi dalam 

kehidupan sebagian orang, dari kebiasaan berbuat baik kepada kedua orang tua 

menjadi bertindak kasar dan menyakitinya, yang semestinya anak mendengarkan 
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petunjuk orang tua, namun anak mengabaikan bahkan melawan orang tua, 

sehingga seolah-olah seorang perempuan melahirkan anak dari majikannya 

sendiri, bukan anaknya. Demikian pula dalam kehidupan sosial. Masyarakat 

primitif beranjak jadi modern, hidup dari kesederhanaan berubah menjadi mewah 

dan berfoya-foya. Tempat tinggal yang semula berupa kemah berubahn menjadi 

rumah permanen, bangunan mewah, dan gedung pencakar langit. Orang-orang 

yang biasanya berjalan kaki, kini mengendarai kendaraan super cepat, 

menghasilkan kekayaan dengan cepat tanpa butuh pertolongan dan bersusah 

payah, akibatnya sebagian mereka kehilangan keseimbangan dan bersifat 

indifidualis dan egois. Kedua, bila ulama sudah  tidak lagi dijadikan rujukan, 

maka itulah bentuk kematian ilmu. Dan tercabutnya ilmu adalah salah satu 

penyebab bagi kemusnahan suatu bangsa, juga mengakibatkan umat akan 

menyimpang jauh dari jalan  yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.  

 

B. Implikasi Penelitian 

1. Penelitian ini telah menghasilkan temuan terkait dengan autentisitas, otoritas, dan 

pemahaman terhahadap makna hadis-hadis prediktif yang terkait dengan bidang 

politik, ekonomi, dan sosial. Namun demikian, penulis menyadari bahwa 

penelitian ini masih jauh dari idealitas penelitian hadis yang sempurna. Karena 

itu, diharapkan kepada pengkaji dan peneliti hadis, melanjutkan penelitian ini 

dengan melengkapi kekurangannya, dan menyempurnakan lebih lanjut, terutama 

tema-tema yang terkaait dengan pemahaman hadis prediktif dalam berbagai 

bidang, dan implementasinya dalam konteks kekinian.  

2. Pemahaman terhadap hadis-hadis prediktif yang selama ini banyak dilakukan 

hanya secara tektual, hendaknya ditingkatkan dengan pemahaman secara 
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intertekstual dan kontekstual agar tidak menyebabkan kesalahan dalam 

memahami hadis Nabi saw. bahkan  menimbulkan pemahaman sesat dan 

menyesatkan. 

3. Penulis sadari bahwa masih banyak hadis prediktif selain dari delapan hadis yang 

telah diteliti, karena itu penulis berharap ada yang melanjutkan penelitian ini. 
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