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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapatdilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 s|a s| es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 h} h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د 

 z|al z| zet (dengan titik di atas) ذ 

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ya ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
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 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z| z| zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ت

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ه

 hamzah ‘ Apostrof ء

 ya Y Ye ي

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

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

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

harakat,transliterasinya sebagai berikut 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A اَ 

 Kasrah I I اِ 

 d}ammah U U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: Vokal rangkap 

bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 fath}ah dan ya’ Ai a dan i ىيَْ 

 fath}ah dan wau Au a dan u ىوَْ 

Contoh: 

 kaifa :كَیْفَ 

 haula :هَوْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fath{ahdan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas َ◌ ي...ǀَ◌ ا ...

 Kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ىيِ

 d{ammah dan wau u> u dan garis di atas ىوُ

Contoh: 

اتَ ◌َ م : māta 

 ramā :رَمَى

 qīla :قِ̀لَ 

 yamūtu :یمَُوتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah 

[t].Sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah[h]. 

Jika suatu kata berakhiran tā’marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan 

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

ditransliterasi dengan ha[h]. 

Contoh: 

 rauḍāh al-aṭfāl :رَوضَةُاҡٔطْفَال

 al-madīnah al-fāḍilah :المدَِینةَُ الفَاضِߧَُ 

 al-ḥikmah :اَلحِكمْةُ 

 

 

 



xiii 
 

 
 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah (Tasydīd) yang dalam sistem penulisan bahasa arab dilambangkan 

sebagai tanda Tasydīd (ّـ). Dalam transiterasi dilambangkan dengan pengulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ҧناَ  rabbanā :رَب

 najjainā :نجҧَیناَ

 Ҩَالحق: al-ḥaqq 

مَ   nu’’ima :نعُِّ

 Ҩ̊دَُو: ‘aduwwun 

Jika huruf ىber-tasydīd di akhir kata dan didahului oleh huruf yang bertanda 

kasrah (  ِـ), maka transliterasinya seperti maddah yaitu ī. 

Contoh: 

 Ҩَِ̊لي:’Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

 Ҩِعَرَبي: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

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

ma’rifah). Dalam skripsi ini, transliterasi yang digunakan untuk kata sandang 

adalah al-, baik itu ketika diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 

Kata sandang tersebut ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh; 

مْسُ  ҧْالش: al-syams (bukan asy-syams) 

لزَْߦَُ  ҧْالز: al-Zalzalah (bukan az-zalzalah) 

 al-falsafah :الفَْلْسَفَةُ 

 al-bilād :البِْلاَدُ 
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7. Hamzah 

Transliterasi huruf hamzah yang apostrof (ʼ) hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabilah terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’murūn :تَˆҭمُرُوْنَ 

 ’al-nau :اَلنҧوْعُ 

ءُ   ’syai :شيَْ

 .Ҭǫ: umirtuمِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata, istilah atau kalimat yang telah 

lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis 

dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam akademik tertentu, 

tidak lagi mengikuti cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an yang jika 

ditransliterasi menjadial-Qurān, alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, jika kata 

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

ditransliterasi secara utuh.Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 

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

atau berkedudukan sebagaimuḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 dīnullāh :دِ̽نُ الله
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 ِ߸Դِ: billāh 

Adapuntā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan padalafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh:  

 .hum fī raḥmatillāh:همُْ فيِْ رَحمَْةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan penggunaan huruf 

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

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

tempat, dan bulan), serta 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 pada kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Begitu juga pada huruf awal dari judul 

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

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

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan Syahru 

Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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Apabila nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak tiri) dan 

Abū(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhri itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 
 

 

B. Daftar Singkatan 

Berikut beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah: 

swt. =subḥānahū wata’ālā 

saw. =ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s. =‘alaihial-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat Tahun 

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

h. = Halaman 

 

 

 

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn). 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, 
Naṣr Ḥāmid Abū). 
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ABSTRAK 
Nama : Rif’at Syauqi Mukhtamar 
NIM  : 30700119002 
Judul : Mengumumkan Berita Kehilangan dalam Masjid Perspektif Hadis (Suatu 

Kajian Ma’an al-Hadis) 
  

Skripsi ini membahas tentang Mengumumkan Berita Kehilangan dalam 
Masjid Perspektif Hadis (Suatu Kajian Ma’an al-Hadis). Penelitian ini betujuan 
untuk menganalisis kualitas hadis, analisis ma’an al-hadis dan penerapan hadis 
tentang mengumumkan berita kehilangan dalam masjid. 

Peneliti menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) 
dengan pendekatan ilmu hadis untuk menjawab rumusan masalah. Kajian 
kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan 
objek penelitian. Penelitian ini bersifat kaulitatif deskriptif dan mengacu pada 
kualitas data.   Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu hadis 
dan ma’anil hadis (teknik interpretasi tekstual, intertekstual, dan kontekstual). 
Adapun sumber data yang diperoleh berasal dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab 
syarah, kitab-kitab fikih dan buku-buku yang terkait dengan objek penelitian. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tentang 
Mengumumkan Berita Kehilangan dalam Masjid Perspektif Hadis (Suatu Kajian 
Ma’an al-Hadis) berkualitas sahih baik dari segi sanad maupun matan hadis. 
Adapun analisis ma’anil hadis dari penelitian ini bermakna bahwa hadis ini bukan 
hanya tertuju pada larangan mengumumkan barang yang hilang dalam masjid. 
Akan tetapi, juga bermakna agar selalu menjaga serta memuliakan masjid dengan 
cara membersihkan dari najis materil dan najis maknawi seperti syirik dan 
perkataan yang sia-sia misalnya mengeraskan suara dalam masjid yang dapat 
mengganggu orang lain dalam beribadah. 

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan agar skripsi ini 
dapat menambah khazanah keilmuan serta dapat mengetahui bagaimana 
pemahaman terhadap hadis tentang mengumumkan berita kehilangan dalam 
masjid. Setelah melakukan pengkajian dengan menggunakan pendekatan ma’anil 
hadis, peneliti berpendapat bahwa bukan hanya sekedar larangan mengumumkan 
barang hilang di dalam masjid akan tetapi sebagaimana masjid harus dihindari dari 
perkara-perkara duniawi serta menjauhkan dari perbuatan yang tidak pantas 
dilakukan di dalamnya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna, maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
skripsi ini untuk kedepannya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang  

Dalam tiap ajaran tidak terlepas dari hukum-hukum yang terikat dari para 

pemeluknya. Dalam agama Islam sendiri, terdapat beberapa sumber hukum yang 

menjadi rujukan dalam beribadah serta mengatur tingkah laku pemeluknya sesuai 

tuntutan agamanya. Dasar utama dalam pengambilan istinbat hukum dapat 

merujuk pada sumber hukum Islam. Maka dari itu segala sesuatu yang yang 

menjadi pokok permasalahan harus berangkat dari sumber hukum tersebut.1 

 Al-Islam itu sendiri memiliki sumber nilai yang mutlak, di mana al-Qur’an 

yang merupakan sumber hukum pertama yang sudah dijamin keontetikannya serta 

menjadi rujukan utama dalam menata kehidupan menuju kebahagiaan, dan 

keselamatan didunia dan akhirat kelak.2 Hadis dalam Islam memiliki tingkatan 

yang sangat penting, dimana hadis merupakan salah satu hukum kedua setelah  

al-Qur’an. Al-Qur’an akan sulit dipahami tanpa intervensi hadis. Menggunakan  

al-Qur’an tanpa adanya hadis sebagai landasan hukum serta pedoman hidup 

merupakan hal yang tidak mungkin, karena al-Qur’an akan sulit dipahami tanpa 

menggunakan hadis. Karena keduanya merupakan wahyu maka dari itu sangat sulit 

untuk memisahkan keduanya, hanya saja al-Qur’an sebagai wahyu matlu atau 

wahyu yang dibacakan oleh Allah SWT, baik redaksi maupun maknanya kepada 

Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis merupakan wahyu ghoiru matlu yaitu 

wahyu yang tidak dibacakan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad secara 

 
1 Septi Aji Fitra Jaya, “Al-qur’an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam”. Indo Islamika 

9, no. 2 (Juli-Desember 2019): h. 204. 
2 Burhanuddin TR, Islam Agamaku: Buku Teks Pendidikan Agama Islam (cet. I; Subang: 

Royyan Press,2016), h. 28. 
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langsung, melainkan maknanya dari Allah dan lafalnya dari Nabi Muhammad 

saw.3   

Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi dijadikan menjadi 

pedoman serta panutan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam al-

Qur’an terdapat sekitar 50 ayat yang menegaskan untuk memerintahkan umat 

Islam agar senantiasa taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya.4 Di dalam QS.  

al-Ha{syr/59: 7. 

ُ عَلٰى رَسُوْلهِ مِنْ اهَْلِ الْقُرٰى فلَِلّٰهِ وَللِرَّسُوْلِ وَلِذِى   ّٰɍوَالْيـَتٰمٰى وَالْمَسٰكِينِْ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ  الْقُرْبىٰ مَآ افَاَۤءَ ا
َ  لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَينَْ الاَْغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا Ĕَٰىكُمْ عَنْهُ فاَن ـْ ّٰɍۗاِنَّ ا َ ّٰɍتـَهُوْاۚ وَاتَّـقُوا ا

 شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ 
Terjemahnya: 

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan 
Allah kepada Rasulu-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk 
Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang 
dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara 
orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu 
terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.5  

Menurut ulama ayat tersebut memberi petunjuk secara umum bahwa semua 

perintah dan larangan itu datangnya dari Nabi serta wajib dipatuhi oleh orang-

orang yang beriman. Maka dari itu ayat ini mengokohkan posisi hadis sebagai 

sumber ajaran Islam. Oleh karena itu konsekuensi logis dari keimanan seseorang 

berangkat dari kewajiban patuh kepada Rasulullah.6  

Terkhusus bagi umat Islam masjid merupakan suatu bagian yang selalu 

melekat dalam kehidupan manusia. Dimana jika terdapat umat Islam yang hidup 

 
3 Muhammad Ali dan Didik Himmawan, “Peran Hadits Sebagai Sumber Ajaran Agama, 

Dalil-Dalil Kehujjahan Hadits dan Fungsi Hadits Terahadap Al-qur’an”, Jurnal Pendidikan dan 
Studi Islam 5, no. 1 (Maret 2019): h. 127. 

4 Tasbih, “Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam”, Al-Fikr 14, no. 
3 (2010): h. 332. 

5 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama 
RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019”, h. 806-807. 

6 Tasbih, “Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam”, Al-Fikr 14, no. 
3 (2010): h. 332. 
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maka akan terdapat masjid sebagai tempat peribadatan dan sebagai ciri khas dari 

umat Islam. Masjid juga menjadi tepat meningkatkan kecerdasan umat baik berupa 

ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Masjid merupakan pranata keagamaan yang tidak 

lepas dari kehidupan spiritual, sosial, dan kulural umat Islam. Keberadaan masjid 

dapat dipandang sebagai salah satu aspirasi umat Islam, khususnya sebagai sarana 

peribadatan yang menduduki fungsi utama dalam kehidupan bermasyarakat.7 

Fungsi masjid pada zaman Rasulullah digunakan untuk berbagai macam 

kegiatan. Sebagaimana yang dijelaskan Qurais Shihab bahwasanya fungsi masjid 

di masa Rasulullah yakni tempat untuk beribadah, tempat berkonsultasi dan 

membicarakan permasalahan ekonomi, sosial dan budaya, tempat menimbah ilmu, 

tempat latihan militer, tempat pengobatan, sebagai aula penerimaan tamu, tempat 

perdamaian dan pengadilan sengketa.8   

Dalam masyarakat yang selalu berpacu pada kemajuan zaman, dinamika 

masjid-masjid sekarang ini banyak yang menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu 

dan teknologi. Artinya, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah shalat, 

tetapi juga sebagai wadah beraneka kegiatan umat Islam. Sebab, masjid 

merupakan integritas dan identitas umat Islam yang mencermikan tata nilai 

keislamannya. Dengan demikian, peranan masjid tidak hanya menitik beratkan 

pada pola aktivitas yang bersifat akhirat, tetapi memperpadukan antara aktivitas 

ukhrawi dan aktivitas duniawi.9   

Masjid memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam dan di mata 

para pemeluknya. Merupakan tempat bersatunya jiwa-jiwa kaum mukminin dalam 

mendekatkan diri kepada Allah dan wadah untuk berkumpulnya jasmani agar 

 
7 Ahmad Putra dan Prasetio Rumondor, “Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Era 

Millenial”, jurnal 17, no. 1 (desember 2019): h. 246. 
8 Darodjat dan Wahyudiana, “Memfungsikan Masjid sebagai Pusat Pendidikan Untuk 

Membentuk Peradaban Islam”, Islamadina 13, no. 2 (Juli 2014), h. 8. 
9 Mohammad E. Ayub, dkk., Manajemen Masjid (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 

10-11.  
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saling mempererat tali persaudaraan serta bertukar manfaat dan informasi. Dalam 

masjid pula dahulu Rasulullah mendidik para sahabatnya diatas agama ini. Dari 

masjid muncul generasi umat Islam pertama yang menebarkancahaya ke seluruh 

penjuru bumi.10 

Sebagai tempat yang sangat dimuliakan di dalam Islam dan merupakan 

syiar Islam yang besar dan mempunyai peran yang sangat strategis guna 

tercapainya kemuliaan Islam dan muslimin. Umat Islam senantiasa mulia apabila 

kembali memakmurkan masjid sebagaimana generasi awal umat ini. Dengan 

begitu besarnya kedudukan masjid, maka harus diperhatikan adab-adab atau etika 

yang telah ditetapkan oleh agama, serta apa yang diperbolehkan dan yang tidak 

diperbolehkan ketika berada di dalam masjid. Sebagaimana Rasulullah sangat 

memperhatikan adab di dalam masjid. 

Tidak menutup kemungkinan masih banyak yang mengabaikan tentang 

adab-adab ataupun hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika berada di dalam 

masjid, baik itu karena mereka bermasa bodoh ataupun mereka yang memang tidak 

mengetahui mengenai hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan di dalam masjid. 

Di dalam QS. An-Nur/24: 36 

ُ أَنْ تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسمْهُُ يُسَبِّحُ لهَُ فِيهَا ʪِلْغُدُوِّ وَالآْصَالِ  َّɍفيِ بُـيُوتٍ أذَِنَ ا 

Terjemahnya: 
(Cahaya itu ada) di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk 
dimuliakan dan disebut di dalamnya nama-Nya. Di dalamnya senantiasa 
bertasbih kepada-Nya waktu pagi dan petang.11 

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa, Allah SWT memerintahkan 

hambahnya untuk berzikir dan bertasbih kepada-Nya di rumah (di masjid), karena 

 
10Abdul Mu’thi Sutarman, “Adab-Adab di Dalam Masjid”, 

https://docplayer.info/43425470-Adab-adab-di-dalam-masjid.html  (4 November 2022) 
11 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama 

RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019”, h. 504. 
 

https://docplayer.info/43425470-Adab-adab-di-dalam-masjid.html
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masjid merupakan tempat yang tinggi derajatnya.12 Allah SWT juga 

memerintahkan kepada hamba-Nya agar menjaga dan membersihkan masjid dari 

kotoran, permainan, perkataan dan perbuatan yang tidak pantas di dalamnya. 

Sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Tholhah dari Ibnu Abbas dan para ulama 

ahli tafsir yang lainnya tentang ayat ini bahwa Allah SWT melarang melakukan 

sesuatu yang sia-sia di dalamnya.13  

Berdasarkan dalil serta penafsiran dari ayat di atas memberikan petunjuk 

bahwa terdapat larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas 

dilakukan serta larangan melakukan sesuatu yang percuma di dalamnya. Maka 

perlu juga untuk menjahui setiap hal yang bukan menjadi tujuan dibangunnya 

masjid itu sendiri. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda:  

ثَـنَا عُبـَيْدُ اɍَِّ بْنُ عُمَرَ الجُْشَمِيُّ حَدَّثَـنَا عَبْدُ اɍَِّ بْنُ يزَيِدَ حَدَّثَـنَا حَيـْوَةُ يَـعْنيِ ابْنَ  شُرَيْحٍ قاَلَ سمَِعْتُ   حَدَّ
عَ أʪََ هُرَيْـرةََ   أʪََ الأَْسْوَدِ يَـعْنيِ محَُمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ نَـوْفَلٍ يَـقُولُ أَخْبرََنيِ أبَوُ عَبْدِ  ادٍ أنََّهُ سمَِ اɍَِّ مَوْلىَ شَدَّ

عَ رَجُلاً يَـنْشُدُ ضَالَّةً فيِ الْمَسْجِدِ فَـلْ  يَـقُولُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ مَنْ سمَِ َّɍصَلَّى ا َِّɍيـَقُلْ لاَ سمَِعْتُ رَسُولَ ا
ُ إِليَْكَ فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُ  َّɍ14(رواه ابوداود) بنَْ لهِذََاأدََّاهَا ا 

Artinya: 
Ubaidullah bin Umar Al-Jusyami telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih<{ 
telah menceritakan kepada kami dia berkata, saya telah mendengar Abu Al-
Asawd, yakni Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal berkata, Abu 
Abdullah telah mengabarkan kepadaku, mantan sahaya Syaddad 
bahwasanya dia telah mendengar Abu Hurairah berkata, Saya telah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mendengar ada 
seseorang yang mengumumkan barang hilang di Masjid, maka katakanlah, 
‘Semoga Allah tidak mengembalikan  barang itu kepadamu’, karena 
sesungguhnya Masjid itu tidak dibangun untuk ini,”(HR. Abu Daud) 

Berdasarkan hadis di atas bahwa Rasulullah melarang mengumumkan 

barang yang hilang di dalam masjid. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

 
12 Wiwik Wulandari, “Jual Beli di Masjid Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (Purwokerto: 

Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2019), h. 6.  
13Abu Ubaidillah Muhaimin bin Subaidi, “Memuliakan Masjid”, https://www.alquran-

sunnah.com/artikel/kategori/akhlak/539- (4 November 2022). 
14 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi 

al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz I (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h.229-230. 

https://www.alquran-sunnah.com/artikel/kategori/akhlak/539-
https://www.alquran-sunnah.com/artikel/kategori/akhlak/539-
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membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan menggunakan pendekatan 

ilmu ma’an al-Hadis melalui sebuah penelitian dengan judul “Mengumumkan 

Berita Kehilangan Dalam Masjid Perspektif Hadis (Suatu Kajian Ma’an al-Hadis)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas hadis tentang mengumumkan berita kehilangan dalam 

masjid?  

2. Bagaimana analisis ma’an al-Hadis tentang mengumumkan berita 

kehilangan dalam masjid? 

3. Bagaimana penerapan hadis tentang mengumumkan berita kehilangan 

dalam masjid? 

C. Pengertian Judul 

Skripsi ini berjudul Mengumumkan Berita Kehilangan Dalam Masjid 

Perspektif Hadis (Suatu Kajian Ma’an al-Hadis), untuk menghindari kesalah 

pahaman maka penulis akan memberikan uraian terhadap judul penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Mengumumkan Berita Kehilangan 

Arti kata mengumumkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah menyampaikan atau memberitahukan kepada publik atau kepada banyak 

orang.15 

Kata berita, sebagaimana Paul De Massenner dalam buku  Here’s The 

News: Unesco Associate menyatakan News atau berita adalah sebuah informasi 

penting dan menarik tentang perhatian serta minat khalayak pendengar. Charnley 

 
15 KBBI Offline V 0.3.2. Badan Pembinaan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2019. 
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dan James menuturkan, berita adalah laporan tentang sesuatu peristiwa, opini, 

kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting dan menarik, masih baru 

dan harus secepatnya disampaikan kepada khalayak.16 

Jadi mengumumkan berita adalah menyampaikan atau memberitahukan 

mengnai informasi yang penting mengenai suatu peristiwa ataupun suatu situasi 

yang secepatnya disampaikan kepada banyak orang. Sedangkan mengumumkan 

berita kehilangan yaitu menyampaikan atau memberitahukan tentang informasi 

atau suatu peristiwa kehilangan yang disampaikan kepada khalayak. 

2. Masjid 

Kata “masjid” dari segi etimologis berasal dari bahasa arab yaitu suju>dan, 

yang “tashrifnya Sajada-Yasjudu-Suju>dan” yang berarti bersujud. Dari fi’il  

“sajada” selanjutnya diberi awla ma, sehingga menjadi kata benda tempat (isim 

makan) dan dari isim makan ini menyebabkan perubahan bentuk sajada menjadi 

masjidu, masjid. Sedangkan jika dipandang dari segi harfiah, kata “masjid” dapat 

diartikan sebagai tempat shalat.17 

Secara umum masjid merupakan tempat yang dipakai untuk bersujud. 

Maknanya kemudian meluas menjadi bangunan khusus yang dijadikan orang-orang 

sebagai tempat berkumpul menunaikan shalat berjamaah dan masyarakat religius 

membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Quraish Shihab 

berpendapat, masjid adalah tempat shalat umat islam, namum akar katanya 

terkandung makna tunduk dan patuh, karena itu hakikat masjid adalah tempat 

melakukan aktivitas apapun yang mengandung kepatuhan kepada Allah swt. oleh 

karena itu, masjid dapat diartika secara luas, bukan hanya sebagai tempat shalat 

 
16 Dadan Suherman, Jurnalistik Kontemporer (cet. I; Bandung: Mimbar Pustaka, 2020), h. 

31. 
17 M. Abdzar D, “Revitalisasi Peran Masjid Sebagai Basis dan Media Dakwah 

Kontemporer”, Jurnal Dakwah Tabligh 13, No. 1 (Juni 2012): h.111. 
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dan berwudhu namun juga sebagai tempat melaksanakan segala aktivitas kaum 

muslimin yang berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah swt.18 

3. Perspektif Hadis 

Kata perspektif  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang 

terlihat oleh mata dengan tida dimensi (panjang, lebar, dan tinggi), sudut pandang, 

pandangan.19  

Kata hadis secara etimologi adalah kata benda (isim) dari kata al-Tahdis 

yang berarti pembicaraan. Kata tahdis mempunyai beberapa arti yaitu Jadid  

berarti baru, Qarib berarti dekat atau dalam waktu dekat belum lama, dan Khabar 

yang berarti warta berita yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari 

seseorang kepada seseorang.20 Sedangkan secara terminologi, ulama hadis 

mendefinisikan hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa 

ucapan, perbuatan, persetujuan dan sifat.21 Maka dalam penelitian ini penulis ingin 

mengkaji bagaimana pandangan hadis tentang mengumumkan berita kehilangan 

dalam masjid. 

4. Ma’an al-Hadis 

Ma’an al-Hadis adalah ilmu yang mempelajari teantang hal ihwal lafal dan 

makna yang terdapat di dalam berbagai matan hadis sesuai dengan tuntunan 

kondisinya.22 Maka dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji bagaimana 

 
18 Ahmad Putra dan Prasetio Rumondor, “Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Era 

Millenial”, jurnal 17, no. 1 (desember 2019): h. 250. 
19 KBBI Offline V 0.3.2. Badan Pembinaan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2019. 
20 Khusniati Rofiah, Studi Ilmu Hadis (Cet. I; Ponorogo: IAIN PO Press, 2018), h. 1-2. 
21 Tasbih, “Analisis Historis Sebagai Instrumen Kritik Matan Hadis”, Jurnal Al-Ulum 11, 

No. 1 (Juni 2011), h. 154. 
22 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis (Cet. 

II; Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 3.  
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penjelasan hadis tentang mengumumkan berita kehilangan dalam masjid dengan 

menggunakan pendekatan ilmu ma’an al-hadis. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur yang ada, 

baik berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Bertujuan untuk mengetahui 

bahwa judul skripsi yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain, atau 

penelitian tersebut sudah dibahas tetapi berbeda dari segi pendekatan.  

Setelah melakukan penelusuran, penulis belum mendapatkan studi yang 

membahas tentang Mengumumkan Berita Kehilangan dalam Masjid Perspektif 

Hadis (Suatu Kajian Ma’an al-Hadis). Namun, penulis menemukan literatur terkait 

dengan pebelitian yang akan dilakukan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung sebagai berikut: 

Skripsi yang ditulis oleh wiwik wulandari dengan judul jual beli di masjid 

perspektif hukum islam (Studi kitab al-Fiqh ‘ala> al Maza>hib al-Arba’ah Karya 

Syaikh Abdurrahman al-Jazi>ri>).23 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana hukum jual beli di masjid menurut kitab al-Fiqh ‘ala> al Maza>hib al-

Arba’ah Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazi>ri>, kemudian salah satu pembahasan 

hadis yang dijelaskan pada penelitian tersebut membahas tentang larangan jual 

beli, mengumumkan barang hilang, dan melantunkan syair dalam masjid. Akan 

tetapi pada peneltian tersebut hanya memfokuskan pada larangan jual beli dalam 

masjid saja, sebagaimana peneliti memfokuskan pada tujuan dari penelitiannya. 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan berfokus pada hadis 

yang membahas tentang larangan mengumumkan barang hilang dalam masjid 

dengan melalui pendekatan ilmu ma’an al-hadis. 

 
23 Wiwik Wulandari, “Jual Beli di Masjid Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (Purwokerto: 

Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2019) 
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Skripsi yang ditulis oleh yeldi latif dengan judul “sistem pencarian dan 

pengumuman barang hilang berbasis android”.24 Penelitian ini bertujuan untuk 

membangun sistem yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan pencarian 

dan pengumuman barang hilang ataupun orang hilang dan yang sesuai dengan 

aturan syariat. Kemudian dalam penelitian tersebut terdapat pembahasan 

mengenai hadis yang melarang mengumumkan barang hilang dalam masjid. 

Namun tidak dijabarkan lebih dalam mengenai hadis tersebut karena, bukan 

merupakan fokus dari pada penelitiannya. Sedangkan pada penelitian ini akan 

membahas lebih dalam mengenai bagaimana kualitas hadis serta pemahaman hadis 

tentang mengumumkan berita kehilangan dalam masjid dengan pendekatan ilmu 

ma’an al-hadis. 

Skripsi yang ditulis oleh Try Anggun Sari dengan judul “Hukum 

Mengembalikan Luqhathah Yang Telah Dimanfaatkan Setelah Mengumumkannya 

Menurut Imam Syafi’i”.25 penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

tentang pengembalian barang temuan yang telah dipakai atau dimanfaatkan 

setelah mengumumkannya dan juga menjelaskan bagaimana praktek 

pengembalian barang temuan yang telah dipakai setelah diumumkan. Jadi pada 

penelitian tersebut mengenai pengumuman barang temuan yang telah 

dimanfaatkan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus 

pada pengumuman berita kehilangan terkhusus di dalam masjid. 

Jurnal yang ditulis oleh Ida Ayu Pristina Pidada dengan judul “Penggunaan 

Tanda Luar Ruang dan Fungsinya di Kecamatan Denpasar Barat”.26 Penelitian ini 

 
24 Yeldi Latif, “Sistem Pencarian dan Pengumuman Barang Hilang Berbasis Android”, 

Skripsi (Makassar:Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin, 2016) 
25 Try Anggun Sari, “Hukum Mengembalikan Luqhathah Yang Telah Dimanfaatkan 

Setelah Mengumumkannya Menurut Imam Syafi’i”, Skripsi (Medan:Fak. Syari’ah dan Hukum UIN 
Sumatera Utara, 2017) 

26 Ida Ayu Pristina Pidada, “Penggunaan Tanda Luar Ruang dan Fungsinya di Kecamatan 
Denpasar Barat”, Jurnal Pendidikan 22 no. 3 (April 2021) 



11 
 

 
 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan tanda luar ruangan serta 

fungsinya dan bagaimana informasi-informasi yang disampaikan melalui tanda-

tanda tersebut. Pada jurnal tersebut terdapat beberapa informasi yang disampaikan 

melalui papan pengumuman disertai dengan menggunakan tanda atau simbol, dan 

pada pengumuman tersebut terdapat simbol yang menunjukkan larangan 

mengumumkan mencari barang hilang dalam masjid tetapi, tidak dijabarkan lebih 

mendalam terkait hal tersebut karena hanya berfokus pada tujuan penelitiannya. 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

belum ada yang membahas secara spesifik terkait Mengumumkan Berita 

Kehilangan Dalam Masjid Perspektif Hadis Kajian Ma’an al-Hadis. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah kajian 

kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data-data yang terkait 

dengan objek penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan bertumpuh 

pada kualitas data.  

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari 

pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini lebih suka 

menggunakan teknik analisis mendalam (indepth analysis), yaitu mengkaji 

masalah secara kasus per kasus karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu 

masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Menurut teori 

penelitian kualitatif, agar penelitinya dapat benar-benar berkualitas, maka data 

yang dikumpul harus lengkap, yaitu berupa data primer dan data sekunder.27  

 
27 Zulki Zulkifli Noor, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogykarta: 

Deepublish, 2015), h. 21-22. 
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Penelitian kualitatif secara umum sering disebut sebagai pendekatan 

kualitatif deskriptif, di mana penelitian kualitatif memusatkan pada kegiatan 

ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau 

gambar yang memiliki makna dan mampu mengacu timbulnya pemahaman yang 

lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan 

dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan 

situasi yang sebenarnya guna mendukung penyanjian data.28  

2. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan, yaitu pendekatan ilmu hadis 

sebab yang menjadi faktor utama penelitian ini, yaitu hadis. Dalam hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kualitas hadis, tingkat autentikasi, makna dan 

kandungan hadisnya. Adapun yang termasuk dalamnya, yakni ilmu ma’an al-hadis, 

ilmu rija>l al-h}adi>s\, ilmu ta>ri@kh al-ruwah, ilmu jarh} wa ta’di@l dan sebagainnya. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk melihat kualitas hadis, yaitu sesuai 

dengan syarat dari hadis sahih, yaitu ittis}a>l al-sanad atau ketersambungan antar 

sanad hadis, para periwayat hadisnya bersifat ‘adl dan d}a>bit}, tidak terdapat 

sya>z\dan ‘illat. 

3. Metode Pengumpulan dan Sumber Data 

Dalam mengumpulkan penulis melakukan penelusuran tentang hadis-hadis 

terkait dengan melakukan takhri>j al-h}adi>s.\ Sumber data primer penulis berasal dari 

kitab-kitab hadis standar (kutub al-tis‘ah). Kemudian dalam pengumpulan sumber 

data ini penulis menggunakan sistem digital, karena lebih mudah untuk 

mendapatkannya dan juga sudah terbilang lengkap. Sedangkan sumber data 

skunder penulis berasal dari kitab-kitab syarah, kitab-kitab fikih dan buku-buku 

 
28 Farida Nugrahani, Metode Penelitian dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Surakarta, 

2014), h. 96. 
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yang terkait dengan objek kajian. Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan 

dua metode takhri>j yaitu: 

a. Takhri>j melalui lafal pertama pada matan hadis. 

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

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Data yang telah terkumpul dari proses takhri>j al-h}adi>s\ diklasifikasi dan 

diindentifikasi. 

b. Selanjutnya melakukan i’tiba>r terhadap sanad agar dapat menentukan sya>hid 

dan muta>bi‘ dengan membuat skema sanadnya. 

c. Melakukan kritik terhadap sanad hadis pada hadis yang diteliti. 

d. Melakukan kritik terhadap matan hadis pada setiap lafal hadis yang 

diriwayatkan, agar dapat mengetahui terjadinya ziyadah, dan inqila>b, Hal ini 

juga bertujuan untuk mengetahui terjadinya periwatan secara lafal (riwayah 

bi al-lafz}) atau priwayatan secara makna (riwayah bi al-ma’na>). 

e. Untuk memahami kandungan matan hadis Nabi saw, maka perlu 

menggunakan teknik interpretasi. Teknik interpretasi yang dapat digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1) Interpretasi Tekstual 

Intrpretasi tekstual adalah interpretasi atau pemahaman terhadap matan 

hadis berdasarka teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal maupun yang 

diriwayatkan secara makna dan atau memperhatikan bentuk dan cakupan makna. 

Teknik interpretasi tekstual cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa 

hadis (wurud) hadis dan lain-lainnya.29 

 

 

 
29 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 19. 
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2) Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual diartikan sebagai interpretasi atau pemahaman terhadap 

matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan, atau 

hadis lain (tanawwu’) dan/atau ayat-ayat al_qur’an yang terkait.30  

3) Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual berarti cara menginterpretasikan atau memahami 

terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab al-wurud (konteks di masa 

Rasul; pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat dan/atau bentuk peristiwa) 

dan konteks kekinian.31 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang mengumumkan berita kehilagan 

dalam masjid. 

b. Untuk mengetahui analisis ma’an al-hadis tentang mengumumkan berita 

kehilangan dalam masjid. 

c. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hadis tentang mengumumkan berita 

kehilangan dalam masjid.  

2. Kegunaan 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang 

pengumuman berita kehilangan dalam masjid. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hadis tentang 

pengumuman berita kehilangan dalam masjid. 

 
 

 
30 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 89. 
31 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 117. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 
 
 

A. Fungsi Masjid 

Kata masjid dalam perkembangannya mempunyai pengertian tertentu 

yaitu suatu bangunan atau gedung dan tembok untuk digunakan sebagai tempat 

shalat, baik shalat lima waktu maupun shalat jumat, atau shalat hari raya. 

Pengertian masjid sebagai bangunan atau kosep bangunan merupakan wujud dari 

aspek fisik dari kebudyaan islam. Masjid sebagai lembaga islam yang selalu 

mengingatkan ke arah kebijakan yang benar dan mendapat ridho Allah swt. 

Masjid dapat juga dilihat dalam pengertiannya sebagai sosial dan islami misalnya 

untuk berkumpul, bertemu, bermusyawarah, rapat, untuk beristirahat dan 

mengaji. Dari beberapa sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa masjid 

dibangun untuk memenuhi keperluan ibadah islam, fungsi dan perannya 

ditentukan oleh lingkungan, tempat, dan zaman dimana masjid didirikan.1 

Banyak masjid didirikan oleh umat islam, baik masjid umum, masjid 

sekolah, masjid kantor, masjid kampus maupun yang lainnya. Masjid didirikan 

untuk memenuhi hajat umat, khususnya hajat spiritual guna mendekatan diri 

kepada Allah. Tunduk dan patuh mengabdi kepada Allah swt. Masjid menjadi 

tambaan hati, pelabuhan pengembaraan hidup dan enegi kehidupan umat. Selain 

itu masjid juga merupakan sarana pendidikan islam karena bagaimanapun 

penyelenggaran pendidikan agama islam dan perkembangannya tidak terlepas 

dari jasa besar masjid, karena beberapa ibadah wajib diantaranya harus 

dilaksanakan di masjid. Ibadah tersebut juga berarti praktek pendidikan agama 

 
1 Yulianto Sumalyo, Arsitektur Masjid dan Monumen Sejarah Muslim. (Cet. 1, Gadjah 

Mada Univesity Press: Depok, 2000): h. 1-2. 
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islam yang sudah didapat sejak kecil, seperti sholat berjama’ah dan shalat 

jum’at.2     

Fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW berfungsi sebagai pusat ibadah 

misalnya melakukan kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas umat. Selain 

itu masjid juga digunakan sebagai tempat ibadah shalat, zikir dan i'tikaf. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi masjid di zaman 

Rasullah dan para sahabat, serta para generasi berikutnya memiliki fungsi yang 

seimbang antara ibadah khusus kepada Allah swt dengan kegiatan muamalah. 

Dalam sejarahnya tercatat bahwa di zaman Rasulullah Saw masjid telah 

difungsikan sebagai Pusat ibadah, Pusat pendidikan dan pengajaran, Pusat 

penyelesaian problematika umat dalam aspek hukum (peradilan). Pusat 

pemberdayaan ekonomi umat melalui Baitul Mal. Pusat informasi Islam, Bahkan 

pernahah sebagai pusat pelatihan militer dan urusan-urusan pemerintahan 

Rasulullah. Masih banyak fungsi masjid yang lain. Singkatnya, pada zaman 

Rasulullah, masjid dijadikan sebagai pusat peradaban Islam.3 

Adapun fungsi masjid dari berbagai aspek antara lain:4 

1. Ibadah. 

Masjid berfungsi sebagai tempat melakukan ibadah seperti shalat. Shalat 

sebenarnya tidak harus dilakukan di masjid karena sholat boleh dilakukan dimana 

saja. Pada dasarnya seluruh bumi ini adalah masjid (tempat sujud) dengan 

ketentuan tempat tersebut harus suci dan bersih namun, masjid dibuat khusus 

sebagai tempat ibadah (habluminallah). 

 
2 Kurnia Iswara, “Fungsi Masjid Pada Masyarakat Pedesaan di Dusun Sebaloh Desa 

Pendesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang”, Skripsi (Malang: fak. Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), h. 16 

3 M. Abdzar D, “Revitalisasi Peran Masjid Sebagai Basis dan Media Dakwah 
Kontemporer”, Jurnal Dakwah Tabligh 13, no. 1 (Juni 2012): h.111. 

4 Deni, Darmawan dan Samsul Marlin, “Peran masjid bagi generasi milenial”. Jurnal 
KAHPI 2, no. 1 (Juli 2020): h. 56-58. 
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2. Sosial Kemasyarakatan. 

Di era milenial ini masjid juga berfungsi sebagai tempat untuk 

membangun sosial kemasyarakatan seperti tempat untuk bergotong-royog 

ataupun bersosialisasi. Selain itu masjid juga difungsikan sebagai tempat 

mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial 

kemasyarakatan. 

3. Ekonomi. 

Fungsi masjid dalam bidang ekonomi yang dimaksud yaitu sebagai 

tempat melakukan proses jual beli khussunya disekitar masjid seperti pinggiran 

masjid dan halaman masjid. Aktivitas ekonomi tersebut merupakan kehendak 

dasar manusia atau kelompok masyarakat untuk memeenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

4. Pendidikan. 

Masjid sebagai tempat pendidikan non formal juga membina dan 

mengkader manusia menjadi insan beriman, insan kamil, bertakwa, berilmu, 

beramal shaleh, berakhlak dan menjadi warga yang baik serta bertanggung jawab. 

Untuk mengoptimalkan fugsi masjid dibidang pendidikan memerlukan waktu 

yang lama sebab pendidikan merupakan proses yang berlanjut dan berulang-

ulang. Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan 

kualitas jamaah dan menyiapkan generasi muda untuk meneruskan serta 

mengembangkan ajaran islam. 

5. Dakwah 

Masjid sebagai pusat dakwah yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 

rutin seperti pengajian, ceramah-ceramah agama, kultum subuh dan kegiatan 

yang bermanfaat lainnya. Kegiatan ini sangat penting untuk menginternalisasi 
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tentang nilai-nilai di tengah masyarakat secara luas atau ungkapan lain bahwa 

melalui kegiatan pengajian, sebenarnya masjid telah menjalankan fungsi sosial. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi masjid pada zaman rasulullah 

dengan zaman sekarang tidak jauh berbeda. Namun di zaman Rasulullah, masjid 

bukan hanya digunakan sebagai tempat shalat saja, tetapi juga digunakan sebagai 

tempat untuk belajar agama, mengatur strategi perang, tempat peristirahatan 

musafir dan juga digunakan sebagai tempat silaturahmi antar umat. Sedangkan di 

zaman sekarang ini masjid sebagai tempat untuk mengadaka kegiatan keagamaan 

yang bersifat murni misalnya, peringatan hari besar Islam dan juga menghadirkan 

para ustad untuk mengadakan kajian keagamaan.  

B. Mengumumkan Berita dalam Islam 

Secara etimologi berita adalah “kabar, informasi, laporan pers”. Secara 

terminologi berita adalah informasi atau laporan mengenai suatu peristiwa yang 

benar-benar terjadi atau sesuai dengan kenyataan. Pada dasarnya ketika bereita 

disampaikan perlu digunakan kata-kata yang benar, tepat sasaran atau mudah 

dimengerti. Selain itu kata yang digunakan dslam menyampaikan berita 

sebaiknya disampaikan dengan santun serta bahasa yang digunakan tidak 

menyinggung perasaan.5 

Dalam al-Qur’an telah dijelaskan kepada manusia agar selalu berkata 

benar terutama ketika menyampaikan berita. Hal tersebut dikarenakan jika kita 

menyampaikan berita yang benar maka akan menjaga kemurnian ajaran islam 

sehingga tercipta keharmonisan dalam bersosialisasi.6 Sebagaimana dijelaskan 

dalam QS. al-Ahzab/33: 70-71. 

 
5 Asmaul Husna, “Strategi Peliputan Berita Isalmi Pada Tabloid Gema Baiturrahman”, 

Skripsi (Banda Aceh: Fak. Dakwah dan Komunikai UIN Ar-Raniri, 2016). 
6 Nasrullah dan M Nasrullah, “Peran al-Qur’an dalam Menyaring Informasi dan Berita”, 

Syahadah 8, no. 1 (April 2019): h. 39 
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سَدِيْدًاۙ   قَـوْلاً  وَقُـوْلوُْا   َ ّٰɍا اتَّـقُوا  اٰمَنُوا  الَّذِيْنَ  يَُّـهَا  ٰٓʮ͇   ْوَمَن ذُنُـوْبَكُمْۗ  لَكُمْ  وَيَـغْفِرْ  اعَْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يُّصْلِحْ 
َ وَرَسُوْلَه ّٰɍفَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيْمًا ٗ◌ يُّطِعِ ا ͈   

 
Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia (Allah) akan memperbaiki 
amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah 
dan Rasul-Nya, sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar.7 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memperingati umat manusia untuk 

tidak berbuat maksiat dalam hal ini berkata dusta dalam menyampaikan berita. 

Jika berbuat hal yang demikian (dusta) Allah akan memberi hukuman. Dalam 

ayat ini juga disampaikan kepada umat islam agar menyampaikan berita yang 

benar dan tidak menyimpang sehingga tidak menimbulkan kebatilan. 

Menyampaikan berita yang benar merupakan kunci dalam meraih kebahagiaan 

dan terhindar dari segala hal yang tidak menentramkan.8 Hal tersebut juga 

dijelaskan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW: 

 وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ ɍʪَِِّ وَاليـَوْمِ الآخِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيرْاً أوَْ ليَِصْمُت 
Artinya: 

 Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah 
iyya mengatakan sesuatu yang baik atau lebih baik berkata diam (HR. 
Bukhari dan Muslim). 

Hadis di atas merupakan pelajaran untuk umat manusia agar selalu 

berkata yang baik dan benar, berbicara jika hanya ada alasan untuk bicara. 

Namun jika hal yang ingin disampaikan itu tidak penting maka Rasulullah SAW 

menganjurkan untuk diam.9 

 
7 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama 

RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019”, h. 615. 
8 Nasrullah dan M Nasrullah, “Peran al-Qur’an dalam Menyaring Informasi dan Berita”, 

Syahadah 8, no. 1 (April 2019): h. 40 
9 Nasrullah dan M Nasrullah, “Peran al-Qur’an dalam Menyaring Informasi dan Berita”, 

h. 40 
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Dalam menyampaikan berita atau informasi tidak boleh dilakukan dengan 

semena-mena. Maka dari itu hendaklah memperhatikan nilai moral dalam 

menyampaikan berita atau informasi. Dalam al-Qur’an telah dijelaskan mengenai 

nilai-nilai moral dalam memberikan informasi diantaranya:10 

1. Kejujuran  

Kejujuran dalam menyampaikan berita berarti menyampaikan sesuatu 

sesuai dengan fakta. Dalam mengelola berita seseorang dianjurkan untuk jujur 

dan tidak mendustakan informasi setelah disampaikan kepada sesama manusia. 

Dalam al-Qur’an tugas manusia untuk menyampaikan kebenaran merupakan hal 

yang wajib dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok. 

2. Berlaku Adil 

Menyampaikan berita yang diperoleh dari berbagai pihak haruslah 

didasarkan dengan prinsip keseimbangan dan adil. Kata adil dalam istilah islam 

artinya memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang atau mengambil sesuatu 

dari seseorang yang menjadi kewajibannya (seimbang). 

3. Keakuratan Informasi 

Selain jujur dan adil, menyampaikan informasi yang akurat juga harus 

diperhatikan. Jika berita yang disampaikan tidak akurat atau tidak sesuai fakta, 

maka akan menimbulkan kesalah pahaman bagi pendengar atau penerima berita. 

4. Tidak menyebarkan berita bohong 

Melaporkan berita hendaknya dilakukan dengan jujur dan tidak memutar 

balikkan fakta. Berita yang diterima tidak selamanya bisa kita sebarkan, karena 

ada kalanya sumber berita yang didapatkan berasal dari orang yang fasik, orang 

dengki, pemfitnah bahkan dari orang kafir.  

 
10 Dapit Amril, “Etika Informasi dalam Perspektif al-Qur’an”, Al-Fuad 1, no. 1 (Juli-

Desember 2017): h. 61-62. 
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Menyebarkan berita bohong dalam islam sangat tidak dibenarkan bahkan 

Islam mengecamkan dosa yang besar bagi pelaku yang menyebarkan 

kebohongan. Oleh karena itu kita perlu memperjelas semua informasi yang 

diperoleh sebelum menyampaikan berita kepada khalayak.11 

C. Kaidah Kesahihan Hadis  

Adapun yang menjadi landasan yakni pada kaidah kesahihan hadis yang 

dirumuskan oleh Ibn Salah yang merupakan hasil telaahnya terhadap kitab Sahih 

al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kedua kitab ini memiliki kedudukan yang tinggi 

dalam Islam dan dianggap sebagai kitab tersahih setelah al-Qur’an.12 Adapun 

kaidah yang dirumuskan Ibn Salah ialah sebagai berikut: 

Artinya: 
Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan 
hadis dari (perawi yang) adil dan d}a>bit} dari (perawi yang) adil dan d}a>bit} 
(pula), (sampai jalur) terakhir (sanad)nya, dan tidak mengandung sya>z\ 
(pertentangan) dan ‘illat (kecacatan).  

Menurut Ibn S{ala>h} apabila kriteria-kriteria ini sudah terpenuhi dalam 

sebuah hadis, maka mayoritas ulama hadis sudah menganggapnya sahih,13 seperti 

al-Nawa>wi>, Ibn Kas\i>\r, Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, dan ulama 

lainnya. Meskipun perumusannya berbeda, akan tetapi fokus dari definisi yang 

mereka ajukan mewakili apa yang diduga telah diterapkan oleh al-Bukha>ri> dan 

Muslim dalam kitab S}ahi>h}nya.14 

Ibn S{ala>h} dalam rumusan kaidahnya kemudian menjadi pedoman 

mayoritas ulama dalam menilai kualitas hadis baik secara sanad maupun matan 

 
11 Abd. Wahid, “Hoax dalm Perspektif Islam”, Pendidikan dan Pranata Islam 8, no. 2 

(Oktober 2017): h. 192. 
12 Abu> al-Filda> Isma>‘i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Ikhtis}a>r 

Ulu>m al-H{adi>s\ (cet. II; Bairu>t: Da>r al-Fikr Ma‘a>s}ir, 1406 H / 1986 M), h. 11-12. 
13 Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (cet. I; Jakarta: 

PT. Mizan Publika, 2009), h. 17. 
14 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 

Aplikasi (Cet. I; Bantul: Semesta Aksara, 2020), h 33. 
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hadis dengan rumusan yaitu: 1) Ittis}a>l al-Sanad (ketersambungan sanad), 2) al-

‘Adl (perawinya bersifat adil), 3) D{a>bit} (perawinya memiliki kekuatan hafalan), 

ketiga unsur tersebut menjadi pedoman untuk menilai kualitas sanad. Sedangkan 

pada matan hadis yaitu: 1) tidak terjadi sya>z\ (pertentangan) dan 2) tidak terdapat 

‘illat (kecacatan), kedua unsur tersebut menjadi pedoman untuk menilai kualitas 

matan. Hal yang sama juga dikembangkan oleh M. Syuhudi Ismail dalam 

bukunya dengan menggunakan istilah kaidah mayor dan kaidah minor.15 

1. Kaidah Kesahihan Sanad 

a. Ittis}a>l al-Sanad 

Maksud dari sanadnya bersambung (Ittis}a>l al-Sanad) adalah setiap 

periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat 

sebelumnya yang kemudian keadaan itu berlangsung hingga akhir dari sanad hadis 

tersebut. Dengan demikian, semua rangkaian periwayatan sanad mulai dari 

periwayat yang disandarkan kepada Mukharrij sampai pada periwayat tingkat 

sahabat yang menerima hadis dari Nabi, bersambung dalam periwayatan.16 

Ada beberapa poin yang bisa menjadi rujukan dalam meneliti 

ketersambungan sanad (Ittis}a>l al-Sanad), diantaranya sebagai berikut: 

1) Sigat al-Tah}ammul wa al-Ada>’ 

Sigat al-Tah}ammul wa al-Ada>’ merupakan suatu proses dalam menerima 

dan menyampaikan riwayat dengan lengkap pada hadis. Ada beberapa metode 

penerimaan riwayat hadis yang dikelompokkan oleh para ahli hadis yaitu  

al-Sima’, al-Qira’ah, al-Ijazah, al-Munawalah, al-Kitabah atau al-Mukatabah,  

al-I‘lam, al-washiyah, dan al-Wijadah.17 

 
15 Baca lebih lanjut M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 9. 
16 M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan 

dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet.4: Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2014), h. 131. 
17 Muhammad Mashum Zein, Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis (Jakarta: Departemen 

Agama, 2007), h. 273.  
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2) Mu‘a>s}arah 

Imam al-Bukhari dan Muslim berbeda sudut pandang mengenai hubungan 

guru dan murid dalam periwayatan hadis. Secara jelas Imam Bukhari dan Muslim 

tidak menyebutkan kiteria hubungan seorang periwayat. Berdasarkan penelitian 

ulama, Imam al-Bukhari menyaratkan agar seorang periwayat harus semasa dan 

bertemu. Sedangkan, Imam Muslim hanya menyaratkan adanya pertemuan saja 

untuk bisa dijadikan pegangan ketersambungan sanad. 

3) Hubungan Antara Guru Murid dan Setempat 

Hubungan antara guru dan murid merupakan salah satu petunjuk yang 

sangat penting dalam penelitian sanad untuk memastikan adanya ketersambungan 

sanad. Kemudian, hubungan antara guru dan murid harus setempat karena, dengan 

tempat yang sama akan menjadikan landasan adanya pertemuan serta lebih mudah 

untuk memastikan adanya ketersambungan sanad.18  

b. Perawinya Bersifat ‘Adl 

Sifat adil merupakan sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang 

mengantarkannya kepada ketakwaan, sehingga mampu menjauhi diri baik dari 

dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil disebabkan dari jiwa yang sudah 

terpercaya dengan kebenarannya. Dari kalangan ulama berpendapat bahwa syarat 

keadilan seorang perawi yaitu beragama Islam, balig, berakal, sehat, takwa, 

senantiasa memelihara muru’ah (moralitas), tidak berbuat dosa besar dan 

menjauhkan dari dosa kecil.19 

c. Perawinya Bersifat D{a>bit} 

Sifat d}a>bit harus dimiliki oleh para perawi yang meriwayatkan hadis. Arti 

d}a>bit dalam periwayatan hadis adalah sesorang yang memiliki ingatan serta 

 
18 Muhammad Anshori, “Kajian Ketersambungan Sanad (Ittis}a>l al-Sanad)”, Living hadis 

1, no. 2 (Oktober 2016), h. 306. 
19 Khairil Islam Siregar dan Sari Narulita, Ulumul Hadis Kompilasi, (Cet. 1: Jakarta: 

Universitas Negeri Jakarta, 2015), h. 81 
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hafalan yang kuat, dimana dia mampu memahami dan menghafal apa yang 

diriwayatkannya itu dengan baik, serta mempu menyampaikan hafalannya itu 

kapan saja dikehendaki.20   

Adapun pengertian d}a>bit} menurut jumhur ulama, sebagaimana Ibnu Hajar 

al-Asyqalani dan al-Sakhawi menyatakan orang d}a>bit} adalah orang yang kuat 

hafalannya dari apa yang telah didengarnya serta mampu menyampaikan 

hafalannya kapan saja dia menghendakinya.21  

2. Kaidah kesahihan Matan 

a. Terhindar dari sya>z 

Ibn Fa>ris menjelaskan bahwa kata sya>z\ yang terdiri dari huruf ش dan   ذ

bermakna dasar menyendiri dan berbeda.22 Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

dipahami bahwa sya>z\ menurut bahasa adalah sesuatu yang menyendiri dan 

berbeda atau menyalahi yang lainnya. 

Berbicara mengenai pengertian sya>z\ menurut istilah, terdapat beberapa 

perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Secara umum ada tiga pendapat yang 

menonjol, yaitu:23   

1) Al-Sya>fi‘i> berpandangan bahwa sya>z\ adalah suatu hadis yang 

diriwayatkan seorang s\iqah tetapi bertentangan dengan hadis yang 

diriwayatkan orang yang lebih s\iqah atau banyak periwayat s\iqah.  

2) Al-H{a>kim mengatakan bahwa sya>z\ adalah hadis yang diriwayatkan orang 

s\iqah dan tidak ada periwayat s\iqah lain yang meriwayatkannya, 

 
20 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis (Cet. 2; Bandung: Angkasa, 1987), h. 179. 
21 M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan 

dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet.4: Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2014), h. 140. 
22 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{asan, Mu‘jam Maqa>yi>s 

al-Lugah, Juz 3, h. 180. 
23 Us\ma>n bin ‘Abd al-Rah}man Taqi> al-Di>n Ibn S{ala>h}, Ma‘rifat Anwa>‘ ‘Ulu>m al-H{adi>s\ - 

Muqaddimah Ibn S{ala>h}, h. 76-77. 
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3) Abu> Ya‘la> al-Khali>li> berpendapat bahwa sya>z\ adalah hadis yang sanadnya 

hanya satu macam, baik periwayatnya bersifat s\iqah maupun tidak.  

Ada beberapa petunjuk untuk mengetahui sya>z\ (pertentangan) pada 

matan hadis, sebagaimana yang dijelaskan M. Syuhudi Ismail yaitu: Sanad dari 

matan hadis tersebut menyendiri, matan hadis tersebut bertentangan dengan 

matan hadis yang sanadnya lebih kuat, bertentangan dengan al-Qur’an dan atau 

bertentangan dengan akal sehat dan fakta sejarah.24 

b. Terhindar dari ‘illat 

Kata ‘illah yang terdiri dari hurug ع dan ل memiliki beberapa makna 

dasar, yaitu; pengulangan, menghalangi dan kelemahan pada sesuatu.25 

Sedangkan menurut bahasa, ‘illah adalah hal-hal yang tersembunyi yang dapat 

menyebabkan kecacatan sebuah hadis yang terlihat lepas dari berbagai 

kekurangan.26 Oleh karena ‘illat adalah sebuah penyakit tersembunyi atau samar 

yang terdapat dalam hadis, sehingga membuat hadis tersebut berkualitas daif. 

Adapun beberapa indikator untuk mengetahui ‘illah (kecacatan) pada 

matan hadis, yaitu: Terdapat idra>j (sisipan yang dilakukan oleh perawi s\iqah pada 

matan hadis), terdapat penggabungan matan hadis, baik sebagian atau seluruhnya 

pada matan hadis yang lain oleh perawi s\iqah, terdapat ziya>dah (penambahan 

satu lafal atau kalimat yang bukan bagian dari hadis yang dilakukan oleh perawi 

s\iqah), terdapat inqila>b (pembalikan lafal-lafal pada matan hadis), terdapat tah}ri>f 

 
24 Arifuddin Ah}mad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, (Cet. I: Jakarta: Renaisan, 

2005 M.), h. 117. Bandingkan dengan Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode 
Kritik Hadis, (Cet. I; Jakarta: Hikmah, 2009), h. 58. 

25 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{asan, Mu‘jam Maqa>yi>s 
al-Lugah, Juz 4, h. 12. 

26 Lihat Muh}ammad ‘Ajja>j bin Muh}ammad Tami>m bin S{a>lih} bin ‘Abdulla>h al-Khat}i>b, 
Us}u>l al-H{adi>s\ (Beirut: Da>r al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 291; dikutip dalam M. Yusuf Assagaf, 
‚Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis, h. 50 
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atau tas}h{i>f (perubahan huruf atau syakal pada matan hadis) dan terdapat 

kesalahan lafal dalam periwayatan hadis secara makna.27 

Akan tetapi indikator-indikator tersebut tidak menjadikan hadis tersebut 

daif jika ditemukan dalam sebuah hadis. Hadis tersebut dikatakan sebagai hadis 

yang daif jika indikator yang ditemukan dalam hadis bisa merusak makna hadis, 

tetapi jika indikator tersebut ditemukan dan sama sekali tidak merusak makna 

hadis, maka dapat dikategorikan sebagai sebuah hadis yang diriwayatkan secara 

makna (riwa>yah bi al-ma‘na>). 

D. Ma’an al-Hadis 

Salah satu metodologi pemahaman dalam bidang ilmu hadis dikenal 

sebagai ‘ilm Ma’an al-Hadis yang cakupannya tentang teknik interpretasi. Kata  

al-Ma’ani merupakan bentuk flural dari kata al-ma’n yang berakar dari  

huruf-huruf ‘ayn, nun, dan harf mu’tal yang berarti maksud sesuatu, kerendahan 

dan kehinaan dan penampakan atau kemuncula sesuatu. al-Ma’na berarti sesuatu 

yang muncul dan tampak pada suatu kata jika diadakan pembahasan atasnya.28 

Dalam Ilmu Balaghah diterangkan bahwa ilm al-Ma’ani adalah ilmu yang 

mempelajari tentang hal-ihwal, sesuai dengan keadaannya, sehingga terjadi 

perbedaan pandangan tentang suatu kalimat karena perbedaan keadaan. Adapun 

pengertian hadis menurut ulama ushul adalah segala perkataan, perbuatan, dan 

taqrir Nabi yang berkaitan dengan hukum atau atau yang layak dijadikan hukum 

syarak. Dengan demikian Ilmu Ma’an al-Hadis adalah ilmu yang mempelajari hal 

 
27 Lihat Abu> Sufya>n Mus}t}afa> Ba>ju>, Al-‘Illah wa Ajna>suha> ‘ind al-Muh}addis\i>n, (Cet. I; 

T{ant}a>: Maktabah al-D{iya>’, 1426 H/2005 M), h. 288-397; dikutip dalam M. Yusuf Assagaf, 
‚Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis, h. 50. 

28 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis (Cet. 
II; Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 4. 



27 
 

 
 

ihwal lafal dan makna yang terdapat dalam matan hadis sesuai dengan tuntutan 

kondisinya.29    

Untuk memudahkan dalam memahamai kandungan hadis Nabi, maka 

perlu menggunakan teknik interpretasi, baik interpretasi secara tekstual, 

intertekstual, dan kontekstual.    

1. Interpretasi Tekstual 

Interpretasi tekstual merupakan bentuk pengkajian suatu matan hadis 

berdasarkan matannya saja, baik berdasarkan metode periwayatan secara lafal 

maupun secara makna. Interpretasi jenis ini cenderung mengabaikan 

pertimbangan latar belakang peristiwa hadis serta dalil-dalil lainnya.30 Tiap 

ucapan dan perilaku Nabi saw tidak lepas dari konteks kewahyuan hal inilah yang 

menjadi dasar penggunaan teknik interpretasi tekstual. Sebagaimana dalam QS. 

al-Najm/53:3-4. 

   ̅اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُّـوْحٰىۙ    ̄وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الهْوَٰى 
Terjemahnya: 

Dan tidak pula berucap (tentang al-Qur’an dan penjelasanya) berdasarkan 
hawa nafsunya. Ia (al-Qur’an itu) tidak lain, kecuali wahyu yang 
disampaikan (kepadanya).31 

Dalam memahami hadis Nabi berdasarkan teksnya, terdapat beberapa hal 

yang harus dipertimbangkan, diantaranya: teknik periwayatan, berdasarkan dari 

segi teknik periwayatannya, hadis dapat dibedakan pada lafal dan maknanya, 

kemudian berdasarkan dari gaya bahasa dapat dibedakan pada jami’ al-Kalim, 

tamsil, percakapan, kosa kata yang gharib, pernyataan yang musykil, dan yang 

 
29 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis, h. 5-

6.  
30 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis, h. 

19. 
31 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama 

RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019”, h. 772. 
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terakhir dilihat darikandungannya dapat dibedakan pada aqidah, ibadah, 

ketetapan hukum, al-targib dan al-tarhib dan irsyad.32  

2. Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual merupakan bentuk pengkajian terhadap teks 

hadis dengan adanya teks hadis yang lain, baik yang termuat dalam suatu teks 

ataupun diluar teks karena adanya hubungan yang terkait. Dalam kajian hadis, 

penggunaan istilah interpretasi tekstual juga diartikan sebagai teknik munasabah 

(dalam istilah kajian tafsir). Kemudian diartikan juga sebagai pemahaman 

terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis yang 

bersangkutan atau adanya tanawwu’ dan ayat-ayat al-Qur’an yang terkait.33 

Penegasan bahwa hadis Nabi merupakan perilaku terhadap Nabi saw yang 

merupakan satu kesatuan terhadap hadis lain dan ayat-ayat al-Qur’an merupakan 

dasar penggunaan interpretasi intertekstual.34 Dalam QS. al-Nahl/16:44. 

َ للِنَّاسِ مَا نُـزّلَِ الِيَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـت ـَ فَكَّرُوْنَ ʪِلْبـَيِّنٰتِ وَالزُّبرُِۗ وَانَْـزَلْنَآ الِيَْكَ الذكِّْرَ لتِـُبَينِّ  
 Terjemahnya: 

(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas 
(mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan Az\-Z|ikr (al-Qur’an) kepadamu 
agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan 
kepada mereka dan agar mereka memikirkan.35 

Berdasarkan ayat diatas bahwa Rasulullah saw yang diberi wewenang 

untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an melalui hadis-hadis nabi. Maka dari itu, 

pemhaman terhadap hadis seharusnya tidak memisahkan serta mengabaikan 

petunjuk dari al-Qur’an yang terkait dengannya.36 

 
32Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis, h. 20. 
33Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis, h. 89. 
34Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis, h. 

89-90.  
35Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama 

RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019”, h. 378-379. 
36Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis, h. 90.  
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Aplikasi teknik interpretasi intertekstual terhadap hadis nabi dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut:37 

1) Memahami hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis 

bersangkutan. 

2) Memahami hadis dengan memperhatikan hadis lain yang semakna serta 

ayat-ayat al-Qur’an yang terkait. 

3)   Memperhatikan fungsi hadis sebagai bayan terhadap al-Qur’an, yakni 

bayan al-Tafsir wa al-Tafshil, bayan al-taqrir wa al-tawkid, dan bayan  

al-tasyri’ wa al-nasakh. 

3. Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi kontekstual adalah suatu cara untuk memahami matan hadis 

dengan melihat asbab al-wurud hadis yang mencakup konteks di masa rasul, 

peristiwa sejarah, waktu, tempat dan bentuk peristiwa dan konteks masa kini.38 

Nabi saw merupakan teladan yang terbaik, hal inilah yang menjadi dasar 

penggunaan teknik interpretasi kontekstual sebagaimana yang dijelaskan di 

dalam QS. al-Azhab/33:21 

 َ ّٰɍاسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَـرْجُوا ا ِّٰɍكَثِيرْاًۗ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِْ رَسُوْلِ ا َ ّٰɍوَالْيـَوْمَ الاْٰخِرَ وَذكََرَ ا  
Terjemahnya: 

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik 
bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat sertayang banyak mengingat Allah.39  

Dan Rasulullah saw diutus oleh Allah swt dengan membawa misi 

kerahmatan bagi seluruh alam, sebagaimana dalam QS. al-Anbiya/21:107. 

 وَمَآ ارَْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحمَْةً للِّْعٰلَمِينَْ 
 

 
37Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis, h. 91.  
38Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis, h. 

117.  
39Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama 

RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019”, h. 606.  
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Terjemahnya: 
Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhamad), kecuali sebagai rahmat 
bagi seluruh alam.40  

Aplikasi teknik interpretasi kontekstual dapat dilakukan dengan 

memahami kandungan hadis dengan melihat dari segi konteksnya, dengan 

melihat ada tidaknya asbab al-wurud, melihat dari otoritas dan kedudukan Nabi 

Muhammad saw, melihat dari perbedaan sosial budaya sahabat Nabi, melihat dari 

segi bentuk peristiwa hadis, melihat dari segi tempat dan waktu wurudnya 

sebuah hadis, serta mempertimbangkan perkembangan peradaban.41 
 

 
40Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama 

RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019”, h. 470.   
41Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis, h. 

118.   
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BAB III 

KUALITAS HADIS TENTANG MENGUMUMKAN BERITA KEHILANGAN 

DALAM MASJID 
 

A. Takhrij al-Hadis Tentang Mengumumkan Berita Kehilangan dalam Masjid 

1. Penelusuran pada Kitab-Kitab Takhrij al-Hadis 

Adapun teks hadis yang peneliti gunakan berdasarkan objek penelitian 

yaitu:  

ثَـنَا عُبـَيْدُ اɍَِّ بْنُ عُمَرَ الجُْشَمِيُّ حَدَّثَـنَا عَبْدُ اɍَِّ بْنُ يزَيِدَ حَدَّثَـنَا حَيـْوَةُ يَـعْنيِ ابْنَ  شُرَيْحٍ قاَلَ سمَِعْتُ   حَدَّ
عَ أʪََ هُرَيْـرةََ أʪََ الأَْسْوَدِ يَـعْنيِ محَُمَّدَ بْنَ عَبْدِ   ادٍ أنََّهُ سمَِ الرَّحمَْنِ بْنِ نَـوْفَلٍ يَـقُولُ أَخْبرََنيِ أبَوُ عَبْدِ اɍَِّ مَوْلىَ شَدَّ

عَ رَجُلاً يَـنْشُدُ ضَالَّةً فيِ الْمَسْجِدِ فَـلْ  يَـقُولُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ مَنْ سمَِ َّɍصَلَّى ا َِّɍيـَقُلْ لاَ سمَِعْتُ رَسُولَ ا
ُ إِليَْكَ فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََا َّɍ1(رواه ابوداود) أدََّاهَا ا 

Artinya: 
Ubaidullah bin Umar Al-Jusyami telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih<{ 
telah menceritakan kepada kami dia berkata, saya telah mendengar Abu Al-
Asawd, yakni Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal berkata, Abu 
Abdullah telah mengabarkan kepadaku, mantan sahaya Syaddad 
bahwasanya dia telah mendengar Abu Hurairah berkata, Saya telah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mendengar ada 
seseorang yang mengumumkan barang hilang di Masjid, maka katakanlah, 
‘Semoga Allah tidak mengembalikan  barang itu kepadamu’, karena 
sesungguhnya Masjid itu tidak dibangun untuk ini,”(HR. Abu Daud). 

Adapun metode takhrij yang digunakan adalah: 

a. Takhrij melalui lafal pertama pada matan hadis. 

Cara menggunakan metode ini yaitu berpegang pada awal matan hadis. 

Kitab yang digunakan pada metode ini menyusun hadis berdasarkan urutan huruf 

hijaiyah sehingga yang awalan hadisnya huruf alif maka diletakkan pada kumpulan 

huruf alif, kemudian ba, ta dan seterusnya secara berurutan ke huruf-huruf 

berikutnya. Maka dari itu penggunaan metode ini peneliti harus terlebih dahulu

 
1 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi 

al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz I (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h.229-230. 
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mengetahui awal matan hadis yang hendak diteliti.2 Adapun kitab yang peneliti 

gunakan pada metode ini adalah al-Fath} al-Kabi>r fi> Damm al-Ziya>dah ila> al-Ja>mi’ 

al-S{agi>r, karya ‘Abdurrah}ma>n bin Abi> Bakr Jala>luddin as-Suyu>t}i. setelah 

melakukan penelusuran dengan metode ini, peneliti menelusuri lafazh ( َع سمَِ  (مَنْ 
dalam awal matan hadis. Hasil yang ditemukan adalah sebagai berikut: 

سَاجِدَ لمَْ تُبنَْ 
َ
سْجِدِ فَـلْيـَقُلْ: لاَ رَدَّهَا الله عَلَيْكَ، فإَِنَّ الم

َ
عَ رَجُلاً يَـنْشُدُ ضَالَّةً فيِ الم  لهِذَا (حم  (ز) مَنْ سمَِ

 3. م د هـ) عَن أبي هُرَيْـرةَ
adapun maksud dari keterangan di atas adalah: 

 .hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Ahmad (حم) (1

 .hadis ini terdapat dalam kitab S{ah}i>h} Muslim (م) (2

 .hadis ini terdapat dalam kitab Sunan Abu> Da>ud (د ) (3

 .hadis ini terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Ma>jah (هـ) (4

 .hadis ini diriwayatkan oleh Abu> Hurairah (عَن أبي هُرَيْـرةَ) (5

b. Takhrij melalui salah satu lafal pada matan hadis. 

Cara mencari salah satu lafal matan hadis dengan metode ini adalah dengan 

mengembalikan kata dasar dari lafal hadis yang ingin dicari, selanjutnya mencari 

dengan urutan abjad huruf hijaiyyah. Adapun kitab yang digunakan pada metode 

ini adalah Mu ‘jam al-Mufah}ras li al-Fa>z}il al-H{adi>s\ an-Nabawi> karangan  

A. J. Weinsinck Setelah melakukan penelusuran dengan metode ini, peneliti 

menelusuri kata ( ّضل) dalam matan hadis. Hasil yang ditemukan adalah sebagai 

berikut: 

 
2 Reza Pahlevi Dalimunthe, Takhrij Hadis 1; Buku Daras, (Bandung, UIN Sunan Gunung 

Djati Press,2015), h. 34. 
3 Al-Syaikh Yu>suf al-Nabaha>ni, al-Fath} al-Kabi>r fi> Damm al-Ziya>dah ila> al-Ja>mi’ al-S{agi>r, 

Juz 3, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Arabiy, t.th), h. 200. 
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،، جه 25،، ن مساجد 21،، د صلاة 79م مساجد  ضالةّ في المسجد،  ينشد ضالةّ في المسجد
  420.4، 349: 2،، حم 11مساجد 

Adapun maksud dari keterangan di atas adalah menunjukkan bahwa hadis 

yang diteliti dengan lafaz ( ّضل) terdapat 6 jalur sanad yang ditemukan pada kitab: 

 .nomor hadis 79 مساجد S{ah}i>h} Muslim pada kitab (م) (1

 .bab ke 21 صلاة Sunan abu> da>ud pada kitab (د ) (2

 .bab ke 25 مساجد Sunan al-nasa>’i> pada kitab (ن) (3

 .bab ke 11 مساجد Sunan ibnu ma>jah pada kitab (جھ) (4

 .Musnad ahmad pada juz 2 halaman 349 dan 420 (حم) (5

2. Pengumpulan Hadis Dari Berbagai Kitab Sumber Berdasarkan Petunjuk 

Yang Digunakan  

Setelah melakukan pencarian dengan menggunakan dua metode takhrij 

 al-hadis untuk kemudian merujuk pada kitab sumber, ditemukan beberapa 

petunjuk bahwa hadis yang menjadi objek penelitian terdapat dalam berbagai kitab 

sumber. Adapun petunjuk yang peneliti dapatkan dalam kitab 9 Imam (al-Kutub 

al-Tis’ah) diantaranya pada kitab S{ah}i>h} Muslim, Sunan abu> daud, Sunan  

al-nasa>’i>, Sunan ibnu ma>jah, dan Musnad ahmad. 

a. Sahih} Muslim 

وَةَ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْ  ثَـنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيـْ ثَـنَا أبَوُ الطَّاهِرِ أَحمَْدُ بْنُ عَمْروٍ، حَدَّ نِ، عَنْ أَبيِ حَدَّ
عَ أʪََ هُرَيْـرةََ، يَـقُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى   ادِ بْنِ الهْاَدِ أنََّهُ سمَِ عَ عَبْدِ اللهِ، مَوْلىَ شَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سمَِ

    5رَجُلاً يَـنْشُدُ ضَالَّةً فيِ الْمَسْجِدِ فَـلْيـَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََا»

b. Sunan abu> daud 

وَةُ يَـعْنيِ ابْ  ثَـنَا حَيـْ ثَـنَا عَبْدُ اɍَِّ بْنُ يزَيِدَ، حَدَّ ثَـنَا عُبـَيْدُ اɍَِّ بْنُ عُمَرَ الجُْشَمِيُّ، حَدَّ نَ شُرَيْحٍ، قاَلَ: سمَِعْتُ حَدَّ
عَ أʪََ أʪََ الأَْسْوَدِ يَـعْنيِ محَُمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ نَـوْفَلٍ، يَـقُولُ: أَخْبرََنيِ أبَوُ   ادٍ، أنََّهُ سمَِ ، مَوْلىَ شَدَّ َِّɍعَبْدِ ا

 
4 A. J. Weinsinck, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz 3, (Laiden: 

Maktabah Biri>l, 1936), h. 517 
5 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburiy, Shahih Muslim, Juz I 

(Bairut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabiy, t.th), h.254. 
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عَ رَجُلاً يَـنْشُدُ ضَالَّةً   فيِ الْمَسْجِدِ،  هُرَيْـرةََ، يَـقُولُ: سمَِعْتُ رَسُولَ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: " مَنْ سمَِ
ُ إِليَْكَ فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََا َّɍ6"فَـلْيـَقُلْ: لاَ أدََّاهَا ا 

c. Sunan al-Nasa>‘i 

ثَنيِ زَ  ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قاَلَ: حَدَّ يْدُ بْنُ أَبيِ أنَُـيْسَةَ، أَخْبرʭَََ محَُمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قاَلَ: حَدَّ
رَجُلٌ يَـنْشُدُ ضَالَّةً فيِ الْمَسْجِدِ، فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبيِ الزُّبَيرِْ، عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: جَاءَ  

 7وَسَلَّمَ: «لاَ وَجَدْتَ»
d. Sunan ibnu ma>jah 

ثَـنَا عَبْدُ اɍَِّ بْنُ وَهْبٍ قاَلَ:   ثَـنَا يَـعْقُوبُ بْنُ حمُيَْدِ بْنِ كَاسِبٍ قاَلَ: حَدَّ وَةُ بْنُ شُريَْحٍ، عَنْ حَدَّ أَخْبرََنيِ حَيـْ
، مَوْلىَ شَدَّادِ بْنِ الهْاَدِ،   َِّɍهُرَيْـرةََ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الأَْسَدِيِّ أَبيِ الأَْسْوَدِ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا ʪََعَ أ أنََّهُ سمَِ

عَ رَجُلاً يَـنْشُدُ ضَالَّةً فيِ الْمَسْجِدِ، فَـلْيـَقُلْ:  يَـقُولُ: سمَِعْتُ رَسُولَ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ يَـقُولُ: " مَنْ سمَِ
ُ عَلَيْكَ، فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََا " َّɍ8لاَ رَدَّ ا 

e. Musnad Ahmad 

عْتُ أʪََ الأَْسْوَدِ، يَـقُولُ: أَخْبرََنيِ  ثَـنَا حَيـْوَةُ، قاَلَ: سمَِ ثَـنَا أبَوُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الْمُقْرئُِ، حَدَّ أبَوُ عَبْدِ اللهِ،    حَدَّ
عَ أʪََ هُرَيْـرةََ، يَـقُولُ: سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ادٍ، أنََّهُ سمَِ عَ رَجُلاً مَوْلىَ شَدَّ مَ، يَـقُولُ: " مَنْ سمَِ

 9يَـنْشُدُ فيِ الْمَسْجِدِ ضَالَّةً، فَـلْيـَقُلْ لَهُ: لاَ أدََّاهَا اللهُ إِليَْكَ، فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََا "
 

وَةُ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْ  ثَـنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبرََنيِ حَيـْ ثَـنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قاَلَ: حَدَّ نِ، عَنْ أَبيِ حَدَّ
عَ أʪََ هُرَيْـرةََ، يَـقُولُ: سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ  ادِ بْنِ الهْاَدِ، أنََّهُ سمَِ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: عَبْدِ اللهِ، مَوْلىَ شَدَّ

عَ رَجُلاً يَـنْشُدُ فيِ الْمَسْجِدِ ضَالَّةً فَـلْيـَقُلْ: لاَ أدََّاهَا اللهُ إليَْكَ،  10لهِذََا " فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ  " مَنْ سمَِ
 

 
6 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi 

al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, h.229-230.  
7 Abu> ‘Abdurrah}man Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>ni> al-Nasa>i>, Sunan al-Kubra>, 

Juz. 1 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1421 H/2001 M), h. 396. 
8 Ibn Ma>jah Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazwaini>, Sunan Ibn Ma>jah, Juz 1 

(t.t: Da>r Ih}ya>’ al-Kita>b al-‘Arabi>, t.th), h.146  
9 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 1 (Cet. I: Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1416\ H / 1995 
M), h. 248 

10 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 
Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 2, h. 270 
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B. I’tibar al-Sanad 

Selanjutnya Selanjutnya peneliti akan melakukan pengumpulan sanad 

melalui i’tibar. Dengan dilakukannya i’tibar, maka akan terlihat dengan jelas 

seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya. 

Jadi, kegunaan i’tibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya 

dilihat dari ada atau tidak adanya jalur pendukung berupa periwayat yang berstatus 

syahid dan mutabi’.  
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Dari skema gabungan di atas dapat diketahui bahwa hadis tentang 

mengumumkan berita kehilangan dalam masjid, memiliki perawi yang berstatus 

syahid dan mutabi’antara lain sebagai berikut: 

a) Jika sanad yang diteliti adalah dari jalur Muslim maka Jabir merupakan 

syahid bagi Abu> Hurairah yang berkedudukan sebagai sanad ke enam bagi 

Muslim. ‘Abdullah bin Yazi>d merupakan mutabi’ bagi ‘Abdullah bin 

Wahab yang berkedudukan sebagai sanad kedua bagi Muslim. Kemudian 

Ha>ru>n dan Ya‘qu>b merupakan mutabi’ bagi Ah}mad bin ‘Amru yang 

berkedudukan sebagai sanad pertama bagi Muslim. 

b) Jika sanad yang diteliti dari jalur Ibnu Majah maka Jabir merupakan syahid 

bagi Abu> Hurairah yang berkedudukan sebagai sanad ke enam bagi Ibnu 

Majah. ‘Abdullah bin Yazi>d merupakan mutabi’ bagi ‘Abdullah bin Wahab 

yang berkedudukan sebagai sanad ke dua bagi Ibnu Majah. Kemudian 

Ha>ru>n dan Ah}mad bin ‘Amru merupakan mutabi’ bagi Ya‘qu>b yang 

berkedudukan sebagai sanad pertama bagi Ibnu Ma>jah. 

c) Jika sanad yang diteliti dari jalur Ah}mad bin Hanbal maka Jabir merupakan 

syahid bagi Abu> Hurairah yang berkedudukan sebagai sanad ke enam dari 

jalur Harun bagi Ah}mad bin Hanbal dan berkedudukan sebagai sanad ke 

lima dari jalur Ah}mad bin Hanbal. ‘Abdullah bin Yazid bagi Ah}mad bin 

Hanbal.  Abdullah bin wahab merupakan mutabi’ bagi ‘Abdullah bin Yazi>d 

yang berkedudukan sebagai sanad pertama bagi Ah>mad bin Hanbal dan 

‘Abdullah bin Yazi>d merupakan mutabi’ bagi ‘Abdullah bin wahab yang 

berkedudukan sebagai sanad kedua bagi Ah}mad bin Hanbal. Kemudian 

Ah}mad bin ‘Amru dan Ya‘qu>b merupakan mutabi’ bagi Ha>ru>n yang 

berkedudukan sebagai sanad pertama bagi Ah}mad.  
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d) Jika sanad yang diteliti dari jalur Abu> Daud maka Jabir merupakan syahid 

bagi Abu> Hurairah yang berkedudukan sebagai sanad ke enam bagi Abu> 

Daud. ‘Abdullah bin Wahab merupakan mutabi’  bagi ‘Abdullah bin Yazi>d 

yang berkedudukan sebagai sanad kedua bagi Abu> Daud. Kemudian Ah}mad 

bin Hanbal merupakan mutabi’ bagi ‘Ubaidullah bin ‘Umar yang 

berkedudukan sebagai sanad pertama bagi Abu Daud.  

e) Jika sanad yang diteliti dari jalur al-Nasa>‘i maka Abu> Hurairah merupakan 

Syahid bagi Jabir yang berkedudukan sebagai sanad ke enam bagi  

al-Nasa>‘i. 

C. Kualitas Hadis Tentang Mengumumkan Berita Kehilangan Dalam Masjid  

1. Kritik Sanad 

Adapun jalur periwayatan yang menjadi objek penelitian adalah: 

ثَـنَا   ثَـنَا  عُبـَيْدُ اɍَِّ بْنُ عُمَرَ الجُْشَمِيُّ حَدَّ ثَـنَا  عَبْدُ اɍَِّ بْنُ يزَيِدَ ، حَدَّ وَةُ يَـعْنيِ ابْنَ شُرَيْحٍ ، حَدَّ عْتُ حَيـْ ، قاَلَ: سمَِ
ادٍ أبَوُ عَبْدِ اɍَِّ ، يَـقُولُ: أَخْبرََنيِ  أʪََ الأَْسْوَدِ يَـعْنيِ محَُمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ نَـوْفَلٍ  عَ  ، مَوْلىَ شَدَّ أʪََ ، أنََّهُ سمَِ

عَ رَجُلاً يَـنْشُدُ ضَالَّةً فيِ الْمَ هُرَيْـرةََ  سْجِدِ،  ، يَـقُولُ: سمَِعْتُ رَسُولَ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: " مَنْ سمَِ
ُ إِليَْكَ فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََا َّɍ11(رواه ابوداود) فَـلْيـَقُلْ: لاَ أدََّاهَا ا 

a. Abu> Da>ud 

Nama lengkap Abu> Da>ud adalah Sulaiman ibn al-Asy’as Ibn Ishaq ibn 

Basyir ibn Syidad ibn Amar ibn Imran.12 Beliau lahir pada tahun 202 H di Sajistan, 

senuah kota yang terletak di Asia Tengah yang diapit oleh Iran dan Afghanistan. 

Abu> Da>ud wafat pada tahun 275 H di Basrah dan dimakamkan samping kuburan 

Sufyan al-Sauri.13 

 
11 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi 

al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, h.229-230. 
12 Abu al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad H{ajar ‘Asqala>ni>, Tahz\i>b  

al-Tahz\i>b, Juz 4 (Cet. I; al-Hind: Mat}ba’at Da>irah al-Ma’a>rif al-Niz}a>miah, 1326 H), h. 519. 
13 Barsihannor MZ, “Pemikiran Abu> Da>ud Tentang Penulisan Hadis”, Al-Hikmah 14, no.2 

(2013): h.161-162 
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Abu> da>ud terdidik dalam lingkup kekeluargaan yang agamis. Maka dari itu 

dari kecil beliau sudah mengkaji al-Qur’an, hadis, dan bahasa Arab. Pada usianya 

yang ke 20 tahun, beliau melakukan rihlah ilmiyah yang dimana pada saat itu 

sudah merupakan tradisi untuk memenuhi syarat dalam menuntut ilmu, khususnya 

dibidang hadis. Beliau menempuh perjalanan pertamanya di Baghdad kemudian ke 

Hijaz, Mesir, Irak, Syam, Khurasan, Basrah, dan Naisabur. Bahkan Abu> Da>ud 

berkali-kali mengunjungi Baghdad, dan terakhir berkunjung ke baghdad pada 

tahun 272 H, sebagaimana yang dijelaskan Ajjaj al-Khatib.14 

Adapun murid-muridnya adalah al-Tirmiz\i, Ibra>hi>m bin H{amda>n bin 

Ibra>hi>m bin Yu>nus al-‘A<qu>li, Abu> al-T{ayib Ah}mad bin Ibra>hi>m bin ‘Abdurrah}ma>n 

ibn al-Asyna>ni al-Bagda>di. Kemudian beliau berguru kepada Ibra>hi>m bin H{amzah 

al-Zubairi, , ‘Ubaidullah bin ‘Umar al-Qawa>ri>ri, ‘Imra>n bin Maisrah.15  

Tidak sedikit para ulama memeberikan komentar terhadap Abu> Daud serta 

terhadap kitabnya yang dianggap bisa dijadikan pedoman bagi yang ingin 

mendalami fikih. Adapun yang memberikan penilaian yaitu sebagaimana Ibra>him 

al-Harbi berpendapat bahwa Abu> daud sangat lunak ketika membahas tentang 

hadis. Selanjutnya Al-Nawawi berkata, bagi siapa yang ingin mendalami fikih 

dengan lengkap maka, selayaknya mempelajari Sunan Abu> Da>ud, karena 

kebanyakan isinya tentang hadis-hadis Ah}ka>m. Hal serupa diungkapkan al-Ghazali 

dan Ibnu Qayyim al-Jawzi, sebagaimana kitab Abu Daud selalu dijadikan dasar 

oleh para ahli hadis dan fuqaha di berbagai generasi (tabaqah), kemudian di ta’liq 

sebagian orang , dijelaskan subtansinya oleh para ahli, dan dijadikan istinbat dalam 

fikih.16  

 
14 Umma Farida, “Al-Kutub As-Sittah: Karakteristik, Metode, dan Sistematika 

Penulisannya” (Kudus, 2011), h.46. 
15 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 11, h. 356-361.  
16 Ma’shum, “Metode Abu> Da>wud Dalam Menulis Kitab Al-Sunan”, Mutawatir 1, no. 2 

(Juli-Desember, 2011), h. 189. 
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b. ‘Ubaidullah ibn Umar al-Jusaimi 

Nama lengkapnya adalah ‘Ubaidullah bin ‘syamUmar bin Maysarah  

al-Jusyamiy, beliau bertempat tinggal di Bagdad. Beliau lahir pada tahun 150 H di 

Taqrib dan wafat pada tahun 235 H. Adapun murid-muridnya adalah al-Bukha>ri>, 

Muslim, Abu> Daud, Ibra>him bin Ish}aq al-H{arbiy, Abu> Bakar Ah}mad bin Abi> 

Khais\amah, Ish}aq bin Abi> ‘Imra>n. Sedangkan guru-gurunya adalah Basyar bin al-

Mufad}d}al, Basyar bin Mans}u>r, Kha>lid bin al-H{a>rs\, Sufya>n bin ‘Uyainah, Salim bin 

Akhdar, ‘Abdullah bin Yazi>d al-Muqri.17 

Adapun beberapa penilaian dari kalangan ulama tentang beliau, ‘Us \ma>n 

bin Sa’i>d al-Da>rimiy dan Abu> Bakar bin Abi> khais\amah berkata dari Yah}ya> bin 

Ma’i>n menilainya s\iqah, Ah}mad bin ‘Abdullah bin al-‘Ijli dan an-Nasa>i menilainya 

s\iqah, Muh}ammad bin sa’ad berkata ka>na s\iqah kas\i>ra al-h}adis\, Abu> H{a>tim berkata 

s}aduq.18 

c. ‘Abdullah bin Yazi>d 

Nama lengkapnya adalah ‘Abdullah bin Yazid al-Qursi, al-‘Adawi, Abu 

‘Abdurrahman al-Muqri al-Qashair, beliau wafat pada tahun 213 H. Adapun 

muridnya adalah al-Bukha>ri, Ibra>hi>m bin ‘Abdullah bin al-Munz\ir al-Ba>hali al-

S{an’a>ni, Ibra>hi>m bin al-Munz\ir al-H{iza>mi, Ibra>hi>m bin Ha>na al-Naisa> Bauri, 

Ah}mad bin H{anbal, Ish}aq bin Ra>hwi>h, al-H{asan bin Ali al-Khalla>l, ‘Abbas bin 

Muh}ammad al-Du>ri, ‘Ubaidullah bin ‘Umar al-Qawa>ri>ri, ‘Ali bin al-madi>ni, 

Muh}ammad bin ‘Abdullah bin Numair. Sedangkan guru-gurunya yaitu Juwa>ria bin 

Asma> al-D{uba’i, H{armalah bin ‘Imra>n al-Tuji>bi, H{ammad bin Zaid, H{ammad bin 

 
17 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 19, h. 130-132. 
18 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 19, h. 133. 
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Salamah, H{aiwah bin Syuraih} al-Mis}ri, ‘Abdullah bin ‘Aun, Da>wud bin Abi> al-

Fura>t, Sa’id bin Abi> Ayyu>b, Sufya>n al-S|auri, Syu’bah bin al-H{ajja>j.19 

Adapun penilaian dari beberapa ulama mengenai beliau, abu> H{atim 

menilainya s}adu>q, al-Nasa>I menilainya s\iqah, Abu> Ya’la al-Khali>li> berkata s\iqah.20 

d. H{aiwah bin Syuraih} 

Nama lengkapnya adalah H{aiwah bin Syuraih} bin S{afwa>n bin Ma>lik  

al-Tuji>bi, Abu> Zur‘ah al-Mis}ri> al- Mis}ri> al-Faqi>h al-Za>hid al-‘A<bid. Mengenai 

tahun wafat beliau ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 158 H dan ada 

yang berpendapat tahun 159 H. Adapun murid-muridnya adalah Idri>s bin Yah}ya 

al-Khaula>ni, al-H{ajja>j bin Risydi>n bin Sa‘d, Sa‘i>d bin Sa>biq al-Azraq al-Rasyi>di, 

Abu> ‘As}im al-D{ah{h{a>k bin Makhlad al-Nabi>l, ‘Abdullah bin Wahb, ‘Abdullah bin 

Yah}ya al-Burullusi, Abu ‘Abdurrahma>n ‘Abdullah bin Yazi>d al-Muqri, al-Lais\ bin 

Sa‘d, Nafi‘ bin Yazi>d . Sedangkan guru-gurunya adalah Ish}a>q bin Asi>d Abi> 

‘Abdurrah}ma>n al-Khura>sa>ni, Basyi>r bin Abi> ‘Amru> al-Khaula>ni>, Bakri bin ‘Amru> 

al-Ma‘a>firi, Ja’far bin Rabi>‘ah, H{asa>n bin ‘Abdullah al-Amawi, H{usain bin Syufay 

bin Ma>ti’ al-As}bah{i, Abi> al-Aswad Muh}ammad bin ‘Abdurrah}man bin Naufal, 

Ziya>d bin ‘Ubaid al-Qabad}I, Abi> Sawiyyah al-Mis}ri.21 

Adapun penilaian dari beberapa ulama terhadap H{aiwah bin Syuraih} yaitu 

H{arb bin Isma>‘i>l berkata bahwasanya Ah}mad bin H{anbal menilainya s\iqah-s\iqah, 

Ish}a>q bin Mans}u>r berkata bahwasanya Yah}ya bin Ma‘i>n menilainya s\iqah.22 

 

 

 
19 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 16, h. 320-322. 
20 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 16, h. 323. 
21 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 7, h. 478-480. 
22 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 7, h. 480. 
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e. Muh}ammad bin ‘Abdurrah}man bin Naufal 

Nama lengkap beliau adalah Muh}ammad bin ‘Abdurrah}ma>n bin Naufal bin 

al-Aswa>d ibnu Naufal bin Khuwailid bin Asad bin ‘Abdul ‘Uza> al-Qursyi al-Asadi, 

Abu> al-Aswad. Adapun murid-muridnya Usa>mah bin Zaid al-Lais\, Abu> D{amrah 

Anas bin ‘Iya>d} al-Laisi\, H{aiwah bin Syuraih}, Sa‘id bin Abi> Ayu>b, Syu‘bah bin  

al-H{ajja>j, ‘Abdullah bin Lahi>‘ah, Abu Syuraih} ‘Abdurrahma>n bin Syuraih}, 

‘Ubaidullah bin Abi> Ja‘far, ‘Amru> bin al-H{a>ris\, al-Lais\ bin Sa‘ad, Ma>lik bin Anas, 

Muh}ammad bin Ish}a>q bin Yasa>r. Kemudian Muh}ammad bin ‘Abdurrah}man bin 

Naufal pernah berguru kepada Bukair bin ‘Abdillah bin al-Asyaj, H{abi>b Maula 

‘Urwah bin al-Zubair, Sa>lim bin ‘Abdillah bin ‘Umar, Sa>lim Abi> ‘Abdillah Maula 

Syadda>d, Sulaima>n bin Yasa>r, ‘A<mar bin ‘Abdillah bin al-Zubair, ‘Abdullah bin 

Kaisa>n Maula Asma>’.23 

Adapun beberapa penilaian dari ulama tentang beliau adalah 

‘Abdurrah}ma>n bin ‘Abi> H{a>tim berkata pada Abi al-Aswa>d Muh}ammad bin 

‘Abdurrah}ma>n bin Naufal berkata s\iqah. al-Nasa>I berkata s\iqah, Ibnu H{ibba>n dalam 

kitabnya disebutkan s\iqah.24 

f. Sa>lim bin ‘Abdullah 

Nama lengkapnya adalah Sa>lim ibnu ‘Abdullah al-Nus}ri Abu> ‘Abdillah, 

Sa>lim Maula Syadda>d bin al-Ha>d, beliau wafat pada tahun 110 H. Adapun murid-

murid beliau yakni Bukair ibnu al-Asyaj, Sa‘id ibnu Abi> Sa‘id al-Maqburi,  Sa‘id 

bin Muslim bin Ba>nak, ‘Abdullah bin Yazi>d al-Huz\ali al-Mada>ni, ‘Abdul Malik bin 

Marwa>n bin al-Ha>ris\ bin Abi> Z|uba>b al-Dausi>, ‘Imra>n bin Basyi>r bin Muh}rij al-

Madani, Muh{ammad bin Ish}a>q bin Yasa>r, Abu> al-Aswad Muh}ammad bin 

‘Abdurrah}ma>n bin Naufal, Muh}ammad bin ‘Amru> bin ‘Alqamah, Nu‘aim al-

 
23 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 25, h. 645-647. 
24 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 25, h. 647. 
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Mujmir, Yah}ya bin Abi> Kas\i>r, Abu> Salamah ibn ‘Abdurrah}ma>n. Kemudian Sa>lim 

bin ‘Abdullah pernah berguru kepada Abu Hurairah, Sa‘ad bin abi> Waqa>s}, 

‘Abdurrah}ma>n bin Abu> Bakar al-S{iddi>q, ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n, Abu> Sa‘id al-Khudri, 

‘A<isyah Umu al-Mu’mini>n.25    

Adapun beberapa penilaian ulama tentangnya yaitu abu> H{a>tim berkata 

syaikh, al-‘ijli> berkata s\iqah, Sa>lim menilainya s\iqah.26 

g. Abu> Hurairah 

Nama beliau adalah ‘Abdurrah{ma>n bin S{akhr al-Dawsi>, dikenal dengan 

kunyah Abu> Hurairah. Beliau lahir pada tahun 21 sebelum hijriah di Madinah dan 

wafat pada tahun 57 H. 

Abu> Hurairah adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis 

dari Nabi Muhammad saw. Adapun murud-murid dari Abu> Hurairah adalah Ibra>hi>m 

bin Isma>‘il, Ibra>hi>m bin ‘Abdullah bin H{unain, Anas bin Ma>lik, Sa>lim bin 

‘Abdullah bin ‘Umar, Sa>lim Maula Syadda>d bin al-Ha>d, Sa‘i>d bin al-H{a>ris\  

al-Ans}a>ri, ‘Abdullah bin Sa‘id. Beliau berguru langsung kepada Nabi Muhammad 

saw, al-Kas\i>r al-t}ayib, Abi> bin Ka‘ab, ‘Umar bin al-Khatta>b, Abu> Bakar al-S{iddi>q, 

Istri dari Nabi saw yaitu ‘Aisyah.27 

Adapun beberapa komentar tentang Abu> Hurairah yaitu Abu> Salih  

al-Samani mengatakan Abu> Hurairah merupakan orang yang paling banyak 

menghafal hadis Nabi saw. Begitupun Imam Syafi‘i mengemukakan bahwa pada 

masanya, sahabat yang banyak hafalan hadisnya yaitu Abu> Hurairah. Kemudian 

Ibnu Kas\ir mengatakan Abu< Hurairah merupakan pribadi yang salih, rendah hati, 

amanah, dan banyak lagi perilaku baik lainnya. Sebagaimana juga yang dikatakan 

 
25 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 10, h. 154-155. 
26 Abu al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad H{ajar ‘Asqala>ni>, Tahz\i>b  

al-Tahz\i>b, Juz 1 (Cet. I; al-Hind: Mat}ba’at Da>irah al-Ma’a>rif al-Niz}a>miah, 1326 H), h. 677-678. 
27 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 34, h. 367-369.  
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Imam al-z\ahabi bahwa Abu> Hurairah sangat kuat ingatannya sehingga mampu 

mengingat dengan baik apa yang disampaikan Nabi saw, maka dari itu beliau 

mampu mengetahui apabila ada riwayat hadis yang keliru.28 

Setelah mengamati keterangan di atas yang berkaitan dengan jalur sanad 

hadis yang menjadi objek penelitian, maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa 

sanad tersebut sudah memenuhi kapasitas kaedah kesahihan sanad hadis, 

diantaranya: 

1) Ittisa> al-Sanad yaitu ketersambungan sanadnya mulai dari rawi al-A’la atau 

periwayat pertamanya yaitu Abu> Hurairah sampai pada Mukharrij dan juga 

merupakan periwayat terakhir yaitu Abu> Daud. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan adanya pertemuan guru murid mulai dari sanad pertama 

sampai sanad terakhir. 

2) Periwayatnya ‘adil, sebagaimana pada setiap jalur yang menjadi objek 

penelitian sudah terbukti keadilannya, ditandai dari berbagai komentar-

komentar dari para ulama hadis yang menguatkan hal tersebut melalui lafal 

s\iqah dan lain-lain. 

3) Periwayatnya d}abit, sebagaimana pada setiap jalur yang menjadi objek 

penelitian sudah terbukti kedabitannya, ditandai dari berbagai komentar-

komentar dari para ulama hadis yang menguatkan hal tersebut melalui lafal 

s\iqah dan lain-lain. 

Maka dari itu, hadis tentang mengumumkan berita kehilangan dalam 

masjid dalam kitab Sunan Abu> Daud sanadnya berkualitas sahih dinilai dari 

ketersambungan sanadnya yang dibuktikan dengan adanya pertemuan guru murid 

mulai dari sanad pertama sampai sanad terakhir, serta keadilan dan kedabitan para 

periwayat hadis tersebut dibuktikan dengan tidak ada seorangpun kritikus hadis 

 
28 Ali Mohtarom, “Analisis Kritis: Kritikan dan Pujian atas Abu Hurairah”. Jurnal 

Mu’alim, 5 no. 1 (Januari 2023): h. 205.  
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yang memberikan penilaian negatif terhadap periwayat hadis tersebut mulai dari 

periwayat pertama sampai periwayat terakhir. Dengan demikian peneliti akan 

melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu kritik matan. 

2. Kritik Matan 

a. Kualitas Sanad 

Berdasarkan hasil penelitian kritik sanad hadis tentang mengumumkan 

berita kehilangan dalam masjid, peneliti menilai bahwa sanad hadis tersebut 

berkualitas sahih setelah dinilai telah memenuhi seluruh kapasitas kaedah 

kesahihan sanad hadis diantaranya sanadnya bersambung (ittisa>l al-Sanad) 

kemudian periwayatnya terbukti keadilan dan kedabitannya. 

b. Penelitian Susunan Lafal dari Berbagai Matan Hadis 

Langkah selanjutnya setelah mengetahui kualitas sanad hadis adalah  

meneliti susunan lafal pada matan hadis dimana peneliti berfokus pada kaidah 

kesahihan matan hadis yaitu kaidah mayor (terhindar dari ‘illah) dan kaidah minor 

(terhindar dari sya>z). Dalam meneliti susunan lafal pada matan hadis, peneliti 

melakukan penguraian pada setiap matan hadis untuk mempermudah dalam 

mengindentifikasi ‘illah diantaranya sebagai berikut: 

1) Sahih Muslim 

عَ رَجُلاً يَـنْشُدُ ضَالَّةً فيِ الْمَسْجِدِ (  )مَنْ سمَِ

 ) لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ (
 )لهِذََا فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ (
 

2) Abu> Daud 

عَ رَجُلاً يَـنْشُدُ ضَالَّةً فيِ الْمَسْجِدِ (  )مَنْ سمَِ
ُ إِليَْكَ ( َّɍلاَ أدََّاهَا ا ( 
 )فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََا (
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3) Sunan Ibnu Majah 

عَ رَجُلاً يَـنْشُدُ ضَالَّةً فيِ الْمَسْجِدِ (  )مَنْ سمَِ
) ُ َّɍعَلَيْكَ لاَ رَدَّ ا( 

 )فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََا (

4) Sunan Al-Nasa>‘i 

 ) جَاءَ رَجُلٌ يَـنْشُدُ ضَالَّةً فيِ الْمَسْجِدِ (

 )لاَ وَجَدْتَ (

5) Musnad Ah}mad bin Hanbal 

عَ رَجُلاً يَـنْشُدُ فيِ الْمَسْجِدِ ضَالَّةً ( 1  )مَنْ سمَِ

 ) إِليَْكَ لاَ أدََّاهَا اللهُ (   

 )فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََا(   

عَ رَجُلاً يَـنْشُدُ فيِ الْمَسْجِدِ ضَالَّةً ( 2  )مَنْ سمَِ

 ) لاَ أدََّاهَا اللهُ إِليَْكَ (   

 )فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََا(   

Setelah melakukan penguraian tiap-tiap lafal pada matan hadis maka 

ditemukan beberapa perbedaan lafal diantaranya sebagai berikut: 

1) Pada kalimat  ًعَ رَجُلاً يَـنْشُدُ فيِ الْمَسْجِدِ ضَالَّة  semuanya tercantum dalam مَنْ سمَِ

kitab Sahih Muslim, Sunan Abi> Daud, Sunan Ibnu Ma>jah, dan dalam kitab 

Musnad Ah}mad menggunakan kalimat  ًضَالَّة الْمَسْجِدِ  فيِ  يَـنْشُدُ  رَجُلاً  عَ   . مَنْ سمَِ
Sedangkan kalimat  ِجَاءَ رَجُلٌ يَـنْشُدُ ضَالَّةً فيِ الْمَسْجِد terdapat dalam kitab Sunan 

al-Nasa>’i. 

2)  Pada kalimat  َلاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْك terdapat dalam kitab Sahih Muslim dan Sunan 

Ibnu Majah. Sedangkan dalam kitab Sunan Abu> Daud dan Musnad Ah}mad 

menggunakan kalimat  َلاَ أدََّاهَا اللهُ إِليَْك.  
3) Pada kalimat فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََا semuanya tercantum dalam kitab Sahih 

Muslim, Sunan Abu> Daud, Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. 
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Sedangkan dalam kitab Sunan al-Nasa>’i yang hanya mengunakan kalimat 

 .لاَ وَجَدْتَ 

Berdasarkan beberapa uraian diatas merujuk pada kalimat yang sering 

digunakan dalam tiap riwayat hadis yang menjadi pedoman untuk menentukan 

mana lafal hadis yang kemungkinan menjadi lafal asli dari Nabi saw. Maka dari itu 

peneliti menilai bahwa yang menjadi lafal asli dari Nabi saw adalah sebagai 

berikut: 

عَ رَجُلاً يَـنْشُدُ فيِ الْمَسْجِدِ ضَالَّةً، فَـلْ     يـَقُلْ : سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَـقُولُ: " مَنْ سمَِ
 لاَ أدََّاهَا اللهُ إِليَْكَ، فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََا 

 Setelah melakukan penguraian pada setiap lafal pada matan hadis dan 

mengetahui kemungkinan lafal asli dari Nabi saw, langkah selanjutnya adalah 

mengidentifikasi ada atau tidaknyanya ‘illah pada matan hadis yang menjadi objek 

penelitian, diantaranya sebagai berikut: 

1) Tidak Terdapat Ziyadah 

Pada matan hadis yang menjadi objek penelitian tidak ditemukan adanya 

penambahan lafal atau ziyadah 

2) Terhindar dari Idraj  

Pada matan hadis yang menjadi objek penelitian tidak ditemukan adanya 

Idraj. 

3) Terhindar dari Inqilab 

Pada matan hadis yang menjadi objek penelitian, peneliti menemukan 

adanya keterbalikan lafal matan hadis akan tetapi inqilab tersebut tidak merusak 

makna hadis, yakni pada kitab Sunan Abu> Daud kalimat yang digunakan adalah 

الْمَسْجِدِ  فيِ  ضَالَّةً  ضَالَّةً  sedangkan pada kalimat يَـنْشُدُ  الْمَسْجِدِ  فيِ   terjadi يَـنْشُدُ 

keterbalikan lafal yang terdapat dalam kitab Musnad Ah}mad. 
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4) Tidak Terjadi Nuqsan 

Pada matan hadis yang menjadi objek penelitian tidak ditemukan adanya 

pengurangan lafal atau nuqsan. 

5) Tidak Terdapat Tagyi>r 

Pada matan hadis yang menjadi objek penelitian, peneliti menemukan 

adanya perubahan lafal atau taqyi>r. Yakni pada kitab Sunan al-Nasai lafal 

matannya berbeda dari kitab Sahih Muslim, Sunan Abu> daud, Sunan Ibnu Majah, 

dan Musnad Ahmad akan tetapi perubahan lafal tersebut tidak merusak makna 

hadis. Adapun lafal matan dalam riwayat Sunan al-Nasai yakni   ًجَاءَ رَجُلٌ يَـنْشُدُ ضَالَّة
   لاَ وَجَدْتَ , فيِ الْمَسْجِدِ 

6) Tidak Terdapat Musahhaf dan Muharraf 

Pada matan hadis yang menjadi objek penelitian tidak ditemukan adanya 

musahhaf dan muharraf 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa hadis yang menjadi objek penelitian 

di dalamnya tidak terdapat ziyadah, idraj, inqilab, nuqsan, tagyir serta musahhaf 

dan muharraf yang merusak makna dari hadis. maka dari itu, peneliti akan 

melanjutkan penelitian untuk mengidentifikasi ada tidaknya syuzu>z.  

c. Penelitian Kandungan Matan Hadis  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya syuzu>z dari hadis 

yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan beberapa indikator sebagai 

berikut: 

1) Tidak bertentangan dengan ayat al-Qur’an 

Hadis yang menjadi objek penelitian sama sekali tidak bertentangan 

dengan ayat al-Qur’an, ditandai dari adanya ayat al-Qur’an yang menjadi 

pendukung dari hadis yang diteliti 

هَا اسمْهُ ُ انَْ تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيـْ ّٰɍلْغُدُوِّ وَالاْٰصَالِ  ۙ فيِْ بُـيـُوْتٍ اذَِنَ اʪِ هَا   ۙ يُسَبِّحُ لَه فِيـْ
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Terjemahnya:  
(cahaya itu ada) di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk 
dimuliakan dan disebut di dalamnya nama-Nya. Di dalamnya senantiasa 
bertasbih kepada-Nya pada waktu pagi dan petang (QS. An-Nur/24: 36) 

    Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa sebagaimana firman Allah swt 

ُ انَْ تُـرْفَعَ  ّٰɍفيِْ بُـيـُوْتٍ اذَِنَ ا bahwasanya bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang 

telah diperintahkan untuk dimuliakan, maksudnya yaitu Allah memerintahkan 

untuk memelihara dan menjaga kebersihan dari kotoran dan dari perkataan atau 

perbuatan yang sia-sia yang dilakukan di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh 

Ibnu Abi thalhah dari ‘Abdullah bin ‘Abbas berkaitan dengan firman Allah   ٍفيِْ بُـيـُوْت
ت ـُ انَْ   ُ ّٰɍا رْفَعَ اذَِنَ   beliau mengatakan, Allah telah melarang perbuatan sia-sia di 

dalamnya. Qatadah mengatakan maksudnya adalah masjid-masjid yang telah 

Allah perintahkan untuk membangun, memakmurkan, memuliakan dan menjaga 

kebersihannya.29 

2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih 

Hadis yang menjadi objek penelitian tidak bertentangan dengan hadis lain 

yang lebih sahih, ditandai dari hadis dalam kitab al-Bukhari yang kesahihannya 

tentu tidak diragukan lagi menjadi pendukung dari hadis yang menjadi objek 

penelitian. 

ثَـنَا الجعَُيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ  ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، قاَلَ: حَدَّ ، قاَلَ: حَدَّ َِّɍثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ا ثَنيِ  حَدَّ حمَْنِ، قاَلَ: حَدَّ
سْجِدِ فَحَصَبَنيِ 

َ
فَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يزَيِدَ، قاَلَ: كُنْتُ قاَئمًِا فيِ الم رَجُلٌ، فَـنَظَرْتُ فإَِذَا   يزَيِدُ بْنُ خُصَيـْ

تُهُ đِِمَا، قاَلَ: مَنْ أنَْـتُمَا     -أوَْ مِنْ أيَْنَ أنَْـتُمَا؟    -عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَـقَالَ: اذْهَبْ فأَْتِنيِ đِذََيْنِ، فَجِئـْ
تُمَا مِنْ أهَْلِ البـَلَدِ لأََوْجَعْتُكُمَ  ا، تَـرْفَـعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فيِ مَسْجِدِ رَسُولِ قاَلاَ: مِنْ أهَْلِ الطَّائِفِ، قاَلَ: لَوْ كُنـْ

 30)البخاري (رواه اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 

 
29 Abdullah bin Muhammad, Luba>bu al-Tafsi>r min Ibnu Kas\i>r, terj. Abdul Ghoffar dan 

Abu Ihsan, Tafsi>r Ibnu Kas\i>r (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), h.59. 
30 Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Buk\a>riy al-Ja‘fiy, Al-Ja>mi‘ al-Musnad  

al-S}ah}i>h} al-Muk\tas}ar min Umu>r Rasu>lullah Sa}lla>llah ‘Alaih wa Sallam wa Sunanih wa 
Ayya>mih:S}ah}ih} al-Bukh\ariy, Juz 1 (Cet. 1; Kahiro: al-Mut}aba‘ah al-Salafiyyah, 1400 H), h. 178. 
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Artinya: 
'Ali bin 'Abdullah berkata telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id 
berkata telah menceritakan kepada kami, Al Ju'aid bin 'Abdurrahman 
berkata, telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Khushaifah dari As 
Sa'ib bin Yazid telah menceritakan kepadak, berkata, "Ketika aku berdiri 
di dalam masjid tiba-tiba ada seseorang melempar aku dengan kerikil, dan 
ternyata setelah aku perhatikan orang itu adalah ' Umar bin Al Khaththab. 
Dia berkata, "Pergi dan bawalah dua orang ini kepadaku." Maka aku datang 
dengan membawa dua orang yang dimaksud, Umar lalu bertanya, "Siapa 
kalian berdua?" Atau "Dari mana asalnya kalian berdua?" Keduanya 
menjawab, "Kami berasal dari Tha'if" 'Umar bin Al Khaththab pun berkata, 
"Sekiranya kalian dari penduduk sini maka aku akan hukum kalian berdua! 
Sebab kalian telah meninggikan suara di Masjid Rasulullah saw. (HR. al-
Bukhari) 

3) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Sebagaimana masjid merupakan tempat yang disukai oleh Allah swt, 

dimana masjid merupakan tempat untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu 

seharusnya kita memuliakannya dan menghindari melakukan perbuatan serta 

perkataan yang sia-sia di dalamnya. Jadi sudah sepatutnya kita menghindari dari 

hal-hal yang bukan menjadi tujuan didirikannya masjid itu. Sebagaimana yang 

diriwayatkan dari Buraidah, ia bercerita: seorang laki-laki mencari barangnya yang 

hilang di dalam masjid. Ia bertanya: Siapakah yang melihat untah ku yang 

berwarna merah? Rasulullah saw menjawab: Engkau tidak akan menemukannya! 

Sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk tujuan tersendiri (yakni untuk shalat 

dan dzikrullah). 

4)  Tidak bertentangan dengan akal sehat 

Hadis tentang mengumumkan berita kehilangan dalam masjid tidak 

bertentangan dengan akal sehat, karena pada hakikatnya masjid merupakan tempat 

yang sangat mulia di sisi Allah. maka dari itu, kita harus menghindari hal-hal yang 

tidak boleh dilakukan di dalam masjid. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa hadis yang menjadi objek penelitian 

di dalamnya tidak terdapat syuzuz dengan demikian, hadis yang diteliti telah 

memenuhi kapasitas kaedah kesahihan hadis yang kedua. 
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Setelah meneliti berbagai tahapan penilitian mulai dari identifikasi ada 

tidaknya illah dan Syuzuz, hadis yang menjadi objek penelitian ini berkulitas 

sahih. Hadis yang diteliti terhindar dari illah (tidak adanya Ziyadah, Idraj, Inqilab, 

Nuqsan, Tagyir, Musahhaf dan Muharraf) yang dapat merusak makna hadis. Selain 

itu, hadis ini terhindar dari Syuzuz (tidak bertentangan dengan ayat al-Qur’an, 

tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih Sahih, tidak bertentangan dengan 

fakta sejarah dan tidak bertentangan dengan akal sehat). 
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BAB IV 

ANALISIS HADIS TENTANG MENGUMUMKAN BERITA KEHILANGAN 

DALAM MASJID 
 

A. Analisis Ma’an  al-Hadis Tentang Mengumumkan Berita Kehilangan Dalam 
Masjid  

1. Interpretasi Tekstual 

Interpretasi tekstual adalah merupakan pengkajian suatu matan hadis 

berdasarkan matannya saja, baik berdasarkan metode periwayatan secara lafal 

maupun secara makna.1 Adapun hadis yang menjadi objek penelitian adalah 

sebagai berikut: 

ثَـنَا عُبـَيْدُ اɍَِّ بْنُ عُمَرَ   الجُْشَمِيُّ حَدَّثَـنَا عَبْدُ اɍَِّ بْنُ يزَيِدَ حَدَّثَـنَا حَيـْوَةُ يَـعْنيِ ابْنَ شُرَيْحٍ قاَلَ سمَِعْتُ حَدَّ
ادٍ أنََّهُ سمَِعَ أʪََ الأَْسْوَدِ يَـعْنيِ محَُمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ نَـوْفَلٍ يَـقُولُ أَخْبرََنيِ أبَوُ عَبْدِ اɍَِّ مَوْلىَ شَ  أʪََ هُرَيْـرةََ   دَّ

عَ رَجُلاً يَـنْشُدُ ضَالَّةً فيِ الْمَسْجِدِ فَـلْ  يَـقُولُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ مَنْ سمَِ َّɍصَلَّى ا َِّɍيـَقُلْ لاَ سمَِعْتُ رَسُولَ ا
ُ إِليَْكَ فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََا َّɍ2(رواه ابوداود) أدََّاهَا ا 

Artinya: 
Ubaidullah bin Umar Al-Jusyami telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih<{ 
telah menceritakan kepada kami dia berkata, saya telah mendengar Abu  
Al-Aswad, yakni Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal berkata, Abu 
Abdullah telah mengabarkan kepadaku, mantan sahaya Syaddad 
bahwasanya dia telah mendengar Abu Hurairah berkata, Saya telah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mendengar ada 
seseorang yang mengumumkan barang hilang di Masjid, maka katakanlah, 
‘Semoga Allah tidak mengembalikan  barang itu kepadamu’, karena 
sesungguhnya Masjid itu tidak dibangun untuk ini,”(HR. Abu Daud). 

Peneliti akan mengkaji beberapa makna atau pengertian dari kata kunci 

yang terdapat dalam hadis yang diteliti yakni sebagai berikut. 

 

 

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

Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 19. 
2 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi 

al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz I (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h.229-230. 
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 يَـنْشُدُ  (1
Kata yansyudu diambil dari kalimat yansyudu d}allah, dengan huruf ya’ 

difathah-kan dan huruf d}a didhamah-kan, diambil dari kata ونشدة ʭنشد, نشدا ونشدا 
الضاالة,  yang berarti mencari barang hilang.3 Nasyada d}allah artinya وانشد 

mengumumkan hewannya yang hilang apabila ia telah berusaha mencarinya dan 

menanyakannya, begitupula apabila ia mengenalinya.4  

 ضَالَّةً  (2

Kata  ًضَالَّة berarti sesuatu yang hilang bentuk pluralnya d}awwal. Dalam 

kitab al-Mishbah al-Munir kata  ًضَالَّة berhuruf ة di akhir  bisa digunakan untuk 

betina dan jantan. Bentuk jamaknya  ُّضَوَال , kata ini khusus untuk binatang, tetapi 

bisa juga digunakan pada selain hewan yang hilang atau barang temuan.5 

ُ إلِيَْكَ  (3 َّɍلاَ أدََّاهَا ا 

إِليَْكَ    ُ َّɍا أدََّاهَا   .berarti tidak akan dikembalikan oleh Allah kepadamu لاَ 

Bermakna bahwa Allah tidak akan mengembalikan barang yang hilang kepadamu, 

dan kamu tidak akan menemukannya. Kemudian dalam riwayat lain terdapat 

perbedaan kalimat tapi memiliki makna yang sama yaitu  َعَلَيْك ُ َّɍلاَ رَدَّ ا yang berarti 

suatu bentuk doa atas orang yang mengumumkan tetapi dengan maksud yang 

bertolak belakang dari doa biasa yang merupakan satu bentuk hukuman, gertakan 

(ta’zir).  

Ibnu Ruslan berkata  َإِليَْك ُ َّɍلاَ أدََّاهَا ا mencakup dalil tentang dibolehkannya 

berdoa buruk untuk orang yang mengumumkan barang hilang di masjid, dengan 

tidak akan ditemukan lagi, sebagai hukuman atas dirinya, yang bertentangan 

 
3 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997),  h. 1417. 
4 Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram, jilid 2 (cet. 1: Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2007), h. 101. 
5 Abu ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq al-Azhim Abadi, Aun Ma’bud Syarh Sunan 

Abi Daud terj. Anshari Taslim, Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abu Daud, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka 
Azzam, 2008), h 485.   
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dengan tujuannya. Terdapat juga di dalamnya larangan meninggikan suara ketika 

mencari barang hilang dan lain-lainnya yang semakna dengan itu, seperti jual-beli, 

sewa, dan berbagai transaksi. 

تُبنَْ لهِذََا  bermakna bahwa tujuan dibangunnya (tidak dibangun untuk itu) لمَْ 

masjid bukan untuk mencari barang hilang, namun sebagai rumah untuk berdzikir 

kepada Allah, menunaikan shalat, mencari ilmu, bermudzakarah dalam kebaikan 

dan sejenisnya.6 

Berdasarkan analisis interpretasi tekstual, dapat dipahami bahwa hadis 

yang menjadi objek penelitian ini bukan hanya menjelaskan mengenai larangan 

mengumumkan hewan hilang di dalam masjid. Tetapi hal tersebut juga dapat 

dikiaskan sebagai segala sesuatu yang semakna dengannya seperti barang yang 

hilang atau meninggikan suara ketika mencari barang yang hilang, jual-beli, 

penyewaan dan semisalnya. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa masjid tidak 

dibangun untuk mencari barang hilang namun sebagai rumah untuk beribadah serta 

mermudzakarah dalam kebaikan dan sejenisnya.  

2.   Interpretasi Intertekstual 

Salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji suatu hadis adalah 

melihat interpretasi intertekstual yang diartikan sebagai pemahaman teks dengan 

adanya teks lain.7  Dengan memahami interpretasi intertekstual peneliti mengkaji 

hadis yang menjadi objek penelitian dengan mempertimbangkan adanya tanawwu’ 

fi> al-H{adi>s\.8 

Terdapat beberapa riwayat hadis yang lain dan ayat al-qur’an yang 

berkaitan dan dapat menjadi penunjang terhadap hadis tentang larangan 

mengumumkan berita kehilangan dalam masjid yang menjadi objek penelitian  

 
6 Abu ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq al-Azhim Abadi, Aun Ma’bud Syarh Sunan 

Abi Daud terj. Anshari Taslim, Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abu Daud, h 486.   
7 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis), h. 89. 
8 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis, h. 96. 
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ثَـنَا الجعَُيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ  ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، قاَلَ: حَدَّ ، قاَلَ: حَدَّ َِّɍثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ا ثَنيِ  حَدَّ حمَْنِ، قاَلَ: حَدَّ
سْجِدِ فَحَصَبَنيِ 

َ
فَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يزَيِدَ، قاَلَ: كُنْتُ قاَئمًِا فيِ الم رَجُلٌ، فَـنَظَرْتُ فإَِذَا   يزَيِدُ بْنُ خُصَيـْ

تُهُ đِِمَا، قاَلَ: مَنْ أنَْـتُمَا     -أوَْ مِنْ أيَْنَ أنَْـتُمَا؟    -عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَـقَالَ: اذْهَبْ فأَْتِنيِ đِذََيْنِ، فَجِئـْ
تُمَا مِنْ أهَْلِ البـَلَدِ لأََوْجَعْتُكُمَ  ا، تَـرْفَـعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فيِ مَسْجِدِ رَسُولِ قاَلاَ: مِنْ أهَْلِ الطَّائِفِ، قاَلَ: لَوْ كُنـْ

 9)البخاري (رواه اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
Artinya: 

'Ali bin 'Abdullah berkata telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id 
berkata telah menceritakan kepada kami, Al Ju'aid bin 'Abdurrahman 
berkata, telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Khushaifah dari As 
Sa'ib bin Yazid telah menceritakan kepadak, berkata, "Ketika aku berdiri 
di dalam masjid tiba-tiba ada seseorang melempar aku dengan kerikil, dan 
ternyata setelah aku perhatikan orang itu adalah ' Umar bin Al Khaththab. 
Dia berkata, "Pergi dan bawalah dua orang ini kepadaku." Maka aku datang 
dengan membawa dua orang yang dimaksud, Umar lalu bertanya, "Siapa 
kalian berdua?" Atau "Dari mana asalnya kalian berdua?" Keduanya 
menjawab, "Kami berasal dari Tha'if" 'Umar bin Al Khaththab pun berkata, 
"Sekiranya kalian dari penduduk sini maka aku akan hukum kalian berdua! 
Sebab kalian telah meninggikan suara di Masjid Rasulullah saw. (HR.  
al-Bukhari) 

Hadis diatas menjelaskan sebagaimana isyarat dari Imam al-Bukhari yang 

melarang meninggikan suara dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, dan 

membolehkan dalam hal-hal yang memang diharuskan.10 Dijelaskan juga dalam 

riwayat lain, yaitu:  

ثَـنَا عَبْدُ العَزيِزِ بْنُ محَُمَّدٍ قاَلَ  ثَـنَا عَارمٌِ قاَلَ: حَدَّ لُ قاَلَ: حَدَّ ثَـنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّ : أَخْبرʭَََ يزَيِدُ حَدَّ
فَةَ، عَنْ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بْنُ خُصَيـْ َّɍصَلَّى ا َِّɍنَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ، أَنَّ رَسُولَ اʪَْمَ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ ثَـو

ُ تجَِارتََكَ، وَإِذَا رَ  َّɍسْجِدِ، فَـقُولُوا: لاَ أرَْبَحَ ا
َ
تَاعُ فيِ الم يْـتُمْ مَنْ يَـنْشُدُ فِيهِ أَ قاَلَ: " إِذَا رأَيَْـتُمْ مَنْ يبَِيعُ أوَْ يَـبـْ

ُ عَلَيْكَ  َّɍ11)الترمذي  (رواهضَالَّةً، فَـقُولُوا: لاَ رَدَّ ا 

Artinya: 
Al Hasan bin Ali Al Khallal telah menceritakan kepada kami, 'Arim telah 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad telah menceritakan 

 
9 Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Buk\a>riy al-Ja‘fiy, Al-Ja>mi‘ al-Musnad  

al-S}ah}i>h} al-Muk\tas}ar min Umu>r Rasu>lullah Sa}lla>llah ‘Alaih wa Sallam wa Sunanih wa 
Ayya>mih:S}ah}ih} al-Bukh\ariy, Juz 1 (Cet. 1; Kahiro: al-Mut}aba‘ah al-Salafiyyah, 1400 H), h. 178. 

10 Ibnu Hajar al-Asqalan, Fathul Ba>ri Syarah Sahih al-Bukha>ri terj. Amiruddin, Penjelasan 
Kitab Sahih al-Bukhari (Cet. 1: Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 238. 

11 Muhammad bin ‘I bin Saurah bin Mu>sa> bin ad-D{ahha>k at-Tirmiz\i>, Sunan at-Tirmiz\i>, 
Juz 3 (T.c; Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 1998), h. 600-601. 
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kepada kami, Yazid bin Khushaifah dari Muhammad bin Abdurrahman bin 
Tsauban dari Abu Hurairah telah mengabarkan kepada kami bahwa 
Rasulullah saw bersabda, "Jika kalian melihat orang menjual atau membeli 
di dalam masjid, maka katakanlah; Semoga Allah tidak memberi 
keuntungan kepada barang daganganmu. Jika kalian melihat orang yang 
mengumumkan sesuatu yang hilang di dalamnya maka katakanlah; Semoga 
Allah tidak mengembalikannya kepadamu." (HR. Tirmiz\i) 

ثَـنَا يحَْيىَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ  ثَـنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّ  رَسُولَ حَدَّ
فِيهِ ضَالَّةٌ  تُـنْشَدَ  الْمَسْجِدِ، وَأَنْ  راَءِ وَالْبـَيْعِ فيِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ĕَىَ عَنِ الشِّ فِيهِ اɍَِّ صَلَّى اللهُ  يُـنْشَدَ  وَأَنْ   ،

  12)ابوداود (رواهشِعْرٌ، وĔََىَ عَنِ التَّحَلُّقِ قَـبْلَ الصَّلاَةِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ 

artinya: 
Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya dari Ibnu 'Ajlan dari 
'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya telah menceritakan kepada 
kami bahwa Rasulullah saw melarang berjual beli di masjid, mencari 
sesuatu yang hilang, mendendangkan syair dan mengadakan mengadakan 
pertemuan (di masjid) sebelum salat Jumat. (HR. Abu Daud) 

Berdasarkan beberapa hadis diatas memiliki makna yang sama dengan 

hadis yang menjadi objek penelitian. Pada dasarnya mengeraskan suara di dalam 

masjid yang tidak ada manfaatnya dan dapat mengganggu orang lain yang sedang 

beribadah, serta melakukan transaksi jual beli memiliki makna yang sama dengan 

mengumumkan barang hilang di masjid, yang dimana Rasulullah saw melarang 

melakukan perbuatan yang sia-sia dalam masjid. Sebagaimana Masjid yang 

merupakan tempat untuk beribadah kepada Allah, berdzikir serta bertasbih, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nur/24: 36. 

هَا اسمْهُ ُ انَْ تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيـْ ّٰɍلْغُدُوِّ وَالاْٰصَالِ  ۙ فيِْ بُـيـُوْتٍ اذَِنَ اʪِ هَا   ۙ يُسَبِّحُ لَه فِيـْ

Terjemahnya: 
(cahaya itu ada) di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk 
dimuliakan dan disebut di dalamnya nama-Nya. Di dalamnya senantiasa 
bertasbih kepada-Nya pada waktu pagi dan petang (QS. An-Nur/24: 36)13 

Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa di Masjid kita senantiasa untuk 

bertasbih kepada Allah, serta memerintahkan kita untuk selalu memelihara serta 

 
12 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi 

al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz I (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h. 454. 
13 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama 

RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019”, h. 504. 
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menjaga kebersihan Masjid dari kotoran dan menghindari dari perkataan serta 

perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana Qatadah mengatakan bahwa Allah 

memerintahkan untuk membangun, memakmurkan, memuliakan dan menjaga 

kebersihan masjid.14 

Dalam Tafsir al-Munir dijelaskan (ُانَْ تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيـْهَا اسمْه ُ ّٰɍفيِْ بُـيـُوْتٍ اذَِنَ ا) pada 

kalimat tersebut dikatakan bahwa Allah swt memerintahkan agar membangun 

Masjid serta selalu memuliakan Masjid dengan cara mensterilkannya dari najis 

materil dan najis maknawi seperti syirik, paganisme, dan perkataan yang sia-sia 

atau tidak berguna. Sebagaimana Masjid dikhususkan untuk tempat berdoa dan 

beribadah kepada Allah swt, menyemarakkannya dengan berdzikir kepada Allah 

swt atau dengan membaca kitab suci al-Qur’an. Sedangkan kalimat (  هَا يُسَبِّحُ لَه فِيـْ
وَالاْٰصَالِ   ʪِ) dijelaskan bahwa Masjid-masjid dibangun untuk bertasbih sertaلْغُدُوِّ 

berdzikir kepada Allah swt dan shalat oleh kaum laki-laki yang tidak dilalaikan 

oleh dunia dan transaksi-transaksi yang menguntungkan dari mengingat Allah swt, 

menegakkan shalat pada waktunya dan menunaikan dzakat yang diwajibkan atas 

mereka untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang mendapatkannya.15 

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan mengenai ayat tersebut bahwa masjid 

harus dijaga atau dijauhkan dari aktivitas jual-beli serta berbagai kesibukan-

kesibukan duniawi lainnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim dari Buraidah r.a dari perkataan rasulullah saw. Kepada seorang laki-laki 

yang mengumumkan bahwa dirinya kehilangan unta merah, Rasulullah 

mengatakan semoga kamu tidak menemukannya. Sesungguhnya masjid di bangun 

untuk sesuatu yang masjid itu dibangun untuk tujuannya. Hal ini menunjukkan 

 
14 Abdullah bin Muhammad, Luba>bu al-Tafsi>r min Ibnu Kas\i>r, terj. Abdul Ghoffar dan 

Abu Ihsan, Tafsi>r Ibnu Kas\i>r, Jilid 6 (Cet 1: Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), h.59. 
15 Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsi>r al-Muni>r; Fi> al-‘Aqi>dah Wasyari>‘ah Wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Tafsir al-Munir; Akidah, Syariah, dan Manhaj, Jilid 1 (cet.1: Jakarta: 
Gema Insani, 2013), h. 534. 
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bahwa secara prinsip, masjid tidak boleh digunakan untuk selain shalat, dzikir dan 

membaca al-Qur’an. Sementara itu, Imam Abu Hanifah membolehkan bersuara 

keras dimasjid dalam konteks peradilan untuk suatu persengketaan dan dalam 

konteks keilmuan karena hal itu mereka butuhkan.16 

Berdasarkan penjelasan interpretasi diatas setelah melihat hadis yang 

menjadi objek penelitian yang kemudian dikaitkan dengan ayat al-Qur’an yang 

terkait maka, dapat dipahami lebih dalam lagi mengenai tujuan dibangunnya 

masjid, yaitu untuk untuk beribadah kepada Allah swt seperti shalat, berzikir, 

membaca al-Qur’an serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat kebajikan. 

Dengan demikian, hendaknya selalu menjaga serta memuliakan masjid dan 

menghindari dari perbuatan yang sia-sia di dalam masjid. Apalagi masjid 

merupakan tempat yang paling disukai oleh Allah swt dimuka bumi ini, oleh 

karena itu di dalam al-Qur’an juga sudah dijelaskan mengenai perintah mensucikan 

masjid dari kotoran serta menghindari dari perkataan dan perbuatan yang tidak 

pantas untuk dilakukan di masjid. 

3. Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual adalah suatu cara dalam memahami matan hadis 

dengan melihat asbab al-wurud hadis dengan melihat konteks pada masa rasul, 

peristiwa sejarah, waktu, tempat dan bentuk peristiwa serta konteks masa kini. 

Jadi pengaplikasian teknik interpretasi kontekstual dapat dilakukan dengan 

memahami kandungan hadis dilihat dari segi konteksnya, ada tidaknya asbab  

al-wurud, melihat dari otoritas dan kedudukan Nabi, melihat dari segi bentuk 

peristiwa hadis, kemudian dari segi tempat dan waktu wurudnya sebuah hadis, 

serta mempertimbangkan perkembangan zaman.17 

 
16 Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsi>r al-Muni>r; Fi> al-‘Aqi>dah Wasyari>‘ah Wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Tafsir al-Munir; Akidah, Syariah, dan Manhaj, jilid 1 (cet.1: Jakarta: 
Gema Insani, 2013), h. 538.  

17 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis, h. 117.  
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Adapun hadis yang menjadi objek penelitian adalah 

ثَـنَا حَيـْوَةُ يَـعْنيِ ابْ    ثَـنَا عَبْدُ اɍَِّ بْنُ يزَيِدَ، حَدَّ ثَـنَا عُبـَيْدُ اɍَِّ بْنُ عُمَرَ الجُْشَمِيُّ، حَدَّ نَ شُريَْحٍ، قاَلَ:  حَدَّ
عْتُ أʪََ الأَْسْوَدِ يَـعْنيِ محَُمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ نَـوْفَلٍ، يَـقُولُ: أَخْبرََنيِ أبَوُ   ادٍ، أنََّهُ  سمَِ ، مَوْلىَ شَدَّ َِّɍعَبْدِ ا

عَ رَجُلاً يَـنْشُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: مَنْ سمَِ عْتُ رَسُولَ اɍَِّ صَلَّى اللهُ  عَ أʪََ هُرَيْـرةََ، يَـقُولُ: سمَِ دُ ضَالَّةً فيِ سمَِ
ُ إِليَْكَ فإَِنَّ الْمَسَ  َّɍ18(رواه ابوداود)اجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََاالْمَسْجِدِ، فَـلْيـَقُلْ: لاَ أدََّاهَا ا 

Artinya: 
Ubaidullah bin Umar Al-Jusyami telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih<{ 
telah menceritakan kepada kami dia berkata, saya telah mendengar Abu Al-
Asawd, yakni Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal berkata, Abu 
Abdullah telah mengabarkan kepadaku, mantan sahaya Syaddad 
bahwasanya dia telah mendengar Abu Hurairah berkata, Saya telah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mendengar ada 
seseorang yang mengumumkan barang hilang di Masjid, maka katakanlah, 
‘Semoga Allah tidak mengembalikan  barang itu kepadamu’, karena 
sesungguhnya Masjid itu tidak dibangun untuk ini,”(HR. Abu Daud). 

Salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam memahami hadis yaitu 

melihat ada tidaknya asbab al-wurud hadis. Adapun pada hadis yang menjadi objek 

penelitian, peneliti tidak menemukan adanya asbab al-wurud pada hadis tersebut. 

Maka dari itu, peneliti menggunakan asbab al-wurud makro yang dimana 

kemudian peneliti mendapatkan asbab al-wurud hadis yang diteliti pada periwayat 

lain. Adapun yang peneliti temukan yaitu pada riwayat Imam Muslim. 

Adapun asbab al-wurud makro pada hadis yang diteliti adalah ketika 

sahabat Buraidah bin al-Hashib melihat ada seseorang yang datang setelah Nabi 

saw melaksanakan shalat fajar, lalu dia memasukkan kepalanya dari pintu dan 

berkata siapakah orang yang dapat menunjukkan kepada ku unta yang berwarna 

merah. Kemudian Nabi saw mengatakan semoga kamu tidak menemukannya. 

Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya dibangun untuk tujuan asalnya.19 

 
18 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi 

al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz I (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h.229-230.  
19 Abu Zakaria Muhyidin an-Nawawi, Al-Minhaj Fi Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj terj. 

Agus Ma’mun, Suharlan, Suratman, Syarah Shahih Muslim, Jilid 3 (cet. 3: Jakarta, Darus Sunnah, 
2014), h. 596. 
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Adapun jika melihat dari otoritas dan kedudukan Nabi saw pada saat 

menyampaikan hadis tersebut yaitu sebagai Nabi dan Rasul. Karena dalam hadis 

tersebut terdapat teguran dari Nabi saw kepada seseorang yang mencari untah 

merahnya dalam masjid. Karena sebagaimana hal tersebut bukan termasuk dari 

tujuan dibangunnya masjid.  

Dalam kitab syarah shahih muslim dijelaskan bahwa maksud dari hadis 

tersebut terdapat larangan mengumumkan hewan hilang di dalam masjid. 

diumpamakan juga sebagai segala sesuatu yang semakna dengannya seperti jual-

beli, penyewaan, akad jual beli dan semisalnya. Kemudian dimakruhkan 

mengeraskan suara di dalam masjid. Al-Qadhi berkata, Malik dan sekelompok 

orang dari kelangan ulama berkata, dimakruhkan mengeraskan suara di dalam 

masjid, baik untuk ilmu maupun yang lainnya. Sedangakan Abu Hanifah 

rahimahullah dan Muhammad bin Maslamah dari kalangan sahabat-sahabat Malik 

rahimahullah membolehkan mengeraskan suara di dalam masjid untuk ilmu dan 

hal-hal lain yang dibutuhkan oleh manusia.20 

Abdullah bin Abdurrahman al-Basam dalam kitabnya yakni Syarah 

Bulughul Maram dalam bab shalat juga menjelaskan mengenai hadis tersebut 

bahwa hukum tersebut bersifat umum, baik itu hewan, barang berharga, uang, dan 

lainnya. Dengan satu dasar bahwa masjid didirikan bukan untuk mengumumkan 

barang yang hilang. Karena fungsi masjid adalah sebagai tempatuntuk shalat, 

dzikir kepada Allah, membaca al-Qur’an dan kegiatan-kegiatan yang bersifat 

kebajikan. Ibnu Katsir berkata bahwasanya masjid adalah tempat paling disukai 

oleh Allah dan itulah sebagai rumahnya, sebuah tempat untuk menyembah-Nya.21  

 
20 Abu Zakaria Muhyidin an-Nawawi, Al-Minhaj Fi Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj terj. 

Agus Ma’mun, Suharlan, Suratman, Syarah Shahih Muslim, Jilid 3 (cet. 3: Jakarta, Darus Sunnah, 
2014), h. 598. 

21 Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram, jilid 2 (cet. 1: Jakarta: 
Pustaka Azzam, 2007), h. 100. 



59 
 

 

Dijelaskan dalam kitab Ainul Ma’bud bahwa perkataan Rasulullah yakni 

إِليَْكَ   ُ َّɍلاَ أدََّاهَا ا yang berarti Allah tidak akan mengembalikan barang yang hilang 

kepadamu dan kamu tidak akan menemukanya. Dikatakan dalam kitab Fath  

al-Wadud bahwasanya kata لا (tidak) untuk menafikan kata kerja lampau. Tanpa 

pegulangan di dalam doa, diperbolehkan. Sedangkan diluar selain doa, biasanya 

dengan pengulangan, sebagaimana firman Allah swt 

   فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلّٰىۙ 
Terjemahnya: 

Dia tidak membenarkan (Al-Qur’an dan Rasul) dan tidak melaksanakan 
shalat.22 

Dengan demikian, ini bisa juga berarti لا, sebagai alat pelarangan, yang 

artinya jangan cari. Ungkapan yang artinya: tidak akan dikembalikan oleh Allah, 

adalah doa baginya untuk menunjukkan bahwa larangan tersebut adalah nasihat 

untuknya, karena orang berdoa demi kebaikan tidak melarang melainkan sebagai 

bentuk nasihat. Akan tetapi yang sesuai dengan hal itu adalah pemisahan dengan 

mengatakan 23.لا 

Jika melihat beberapa hadis yang telah dicantumkan pada interpretasi 

intertekstual, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Nabi saw 

menerangkan agar menggunakan masjid sesuai dengan apa yang menjadi tujuan 

dibangunnya masjid dan hendaknya menjauhi dari perbuatan yang sia-sia 

didalamnya. Sebagaimana Qatadah menjelaskan maksdunya bahwa masjid-masjid 

yang telah Allah perintahkan untuk membangun, memakmurkan, memuliakan dan 

 
22 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama 

RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019”, h. 861. 
23 Abu ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq al-Azhim Abadi, Aun Ma’bud Syarh Sunan 

Abi Daud terj. Anshari Taslim, Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abu Daud, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka 
Azzam, 2008), h 485-486.   
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menjaga kebersihannya.24 Hal tersebut sebagaimana yang telah peneliti cantumkan 

sebelumnya, diantaranya sebagai berikut.  

ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ   ثَنيِ حَدَّ ثَـنَا الجعَُيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ، قاَلَ: حَدَّ ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، قاَلَ: حَدَّ ، قاَلَ: حَدَّ َِّɍعَبْدِ ا  
سْجِدِ فَحَصَبَنيِ رَجُلٌ، فَـنَظَرْتُ فَ 

َ
فَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يزَيِدَ، قاَلَ: كُنْتُ قاَئمًِا فيِ الم ذَا إِ يزَيِدُ بْنُ خُصَيـْ

تُهُ đِِمَا، قاَلَ: مَنْ أنَْـتُمَا     -أوَْ مِنْ أيَْنَ أنَْـتُمَا؟    -عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَـقَالَ: اذْهَبْ فأَْتِنيِ đِذََيْنِ، فَجِئـْ
تُمَا مِنْ أهَْلِ البـَلَدِ لأََوْجَعْتُكُمَا، تَـرْفَـعَانِ أَصْوَاتَ  كُمَا فيِ مَسْجِدِ رَسُولِ قاَلاَ: مِنْ أهَْلِ الطَّائِفِ، قاَلَ: لَوْ كُنـْ

 25)البخاري (رواه اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
Artinya: 

'Ali bin 'Abdullah berkata telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id 
berkata telah menceritakan kepada kami, Al Ju'aid bin 'Abdurrahman 
berkata, telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Khushaifah dari As 
Sa'ib bin Yazid telah menceritakan kepadak, berkata, "Ketika aku berdiri 
di dalam masjid tiba-tiba ada seseorang melempar aku dengan kerikil, dan 
ternyata setelah aku perhatikan orang itu adalah ' Umar bin Al Khaththab. 
Dia berkata, "Pergi dan bawalah dua orang ini kepadaku." Maka aku datang 
dengan membawa dua orang yang dimaksud, Umar lalu bertanya, "Siapa 
kalian berdua?" Atau "Dari mana asalnya kalian berdua?" Keduanya 
menjawab, "Kami berasal dari Tha'if" 'Umar bin Al Khaththab pun berkata, 
"Sekiranya kalian dari penduduk sini maka aku akan hukum kalian berdua! 
Sebab kalian telah meninggikan suara di Masjid Rasulullah saw. (HR.  
al-Bukhari) 

 

لُ قاَلَ:   ثَـنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّ ثَـنَا عَبْدُ العَزيِزِ بْنُ محَُمَّدٍ قاَلَ: أَخْبرʭَََ يزَيِدُ حَدَّ ثَـنَا عَارمٌِ قاَلَ: حَدَّ حَدَّ
فَةَ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ ثَـوʪَْنَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ، أَنَّ رَسُولَ اɍَِّ صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنُ خُصَيـْ َّɍ

ُ تجَِارتََكَ، وَإِذَا رأَيَْـتُمْ  قاَلَ: "   َّɍسْجِدِ، فَـقُولُوا: لاَ أرَْبَحَ ا
َ
تَاعُ فيِ الم مَنْ يَـنْشُدُ فِيهِ إِذَا رأَيَْـتُمْ مَنْ يبَِيعُ أوَْ يَـبـْ

ُ عَلَيْكَ  َّɍ26)الترمذي  (رواهضَالَّةً، فَـقُولُوا: لاَ رَدَّ ا 

Artinya: 
Al Hasan bin Ali Al Khallal telah menceritakan kepada kami, 'Arim telah 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Khushaifah dari Muhammad bin Abdurrahman bin 
Tsauban dari Abu Hurairah telah mengabarkan kepada kami bahwa 
Rasulullah saw bersabda, "Jika kalian melihat orang menjual atau membeli 

 
24 Abdullah bin Muhammad, Luba>bu al-Tafsi>r min Ibnu Kas\i>r, terj. Abdul Ghoffar dan 

Abu Ihsan, Tafsi>r Ibnu Kas\i>r (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), h.59. 
25 Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Buk\a>riy al-Ja‘fiy, Al-Ja>mi‘ al-Musnad  

al-S}ah}i>h} al-Muk\tas}ar min Umu>r Rasu>lullah Sa}lla>llah ‘Alaih wa Sallam wa Sunanih wa 
Ayya>mih:S}ah}ih} al-Bukh\ariy, Juz 1, h. 178. 

26 Muhammad bin ‘I bin Saurah bin Mu>sa> bin ad-D{ahha>k at-Tirmiz\i>, Sunan at-Tirmiz\i>, 
Juz 3, h. 600-601. 



61 
 

 

di dalam masjid, maka katakanlah; Semoga Allah tidak memberi 
keuntungan kepada barang daganganmu. Jika kalian melihat orang yang 
mengumumkan sesuatu yang hilang di dalamnya maka katakanlah; Semoga 
Allah tidak mengembalikannya kepadamu." (HR. Tirmiz\i) 

ثَـنَا يحَْيىَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ  ثَـنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّ  رَسُولَ حَدَّ
عَلَيْهِ   فِيهِ اɍَِّ صَلَّى اللهُ  يُـنْشَدَ  وَأَنْ  فِيهِ ضَالَّةٌ،  تُـنْشَدَ  الْمَسْجِدِ، وَأَنْ  راَءِ وَالْبـَيْعِ فيِ  وَسَلَّمَ Ĕَىَ عَنِ الشِّ

  27(رواه ابوداود)شِعْرٌ، وĔََىَ عَنِ التَّحَلُّقِ قَـبْلَ الصَّلاَةِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ 

artinya: 
Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya dari Ibnu 'Ajlan dari 
'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya telah menceritakan kepada 
kami bahwa Rasulullah saw melarang berjual beli di masjid, mencari 
sesuatu yang hilang, mendendangkan syair dan mengadakan mengadakan 
pertemuan (di masjid) sebelum salat Jumat. (HR. Abu Daud) 

Hukum mengumumkan barang hilang di masjid dimakruhkan. hal ini telah 

disepakatai oleh seluruh ulama empat madzhab, hanya saja ada sedikit keterangan 

tambahan pada madzhab As-syafi’i. menurut Madzhab As-syafi’i dimakruhkan 

bagi siapa saja untuk mengummkan kehilangannya di dalam masjid apabila tidak 

sampai mengganggu orang yang sedang shalat atau tidurnya orang I’tikaf, jika 

mengganggu maka hukumnya berubah menjadi diharamkan. Namun hukum ini 

hanya berlaku dimasjid lain selain Masjidil Haram, karena mengumumkan sesuatu 

di Masjidil Haram itu tidak dimakruhkan, karena di sana adalah tempatnya semua 

orang berkumpul.28   

Pemahaman hadis dengan menggunakan interpretasi kontekstual, perlu 

juga dikaitkan dengan melihat perspektif konteks kekinian. Jika melihat dari 

konteks kekinian maka hadis tentang mengumumkan berita kehilangan dalam 

masjid masih relevan seiring berkembangnya zaman. Dalam hadis bukan hanya 

menekankan pada larangan mengumumkan hewan hilang ataupun barang hilang, 

akan tetapi sebagaimana hadis yang menjadi objek penelitian menekankan pada 

 
27 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi 

al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz I, h. 454. 
28 Abdurrahman al-Juzairi, Al-Fiqh ‘ala> al-Maz\a>hib al-Arba‘ah, terj. Shofa Qalbi Djabir 

dkk, Fikih Empat Madzhab (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 497-498. 
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sikap kewaspadaan ketika berada di dalam masjid untuk selalu menjauhi perbuatan 

yang sia-sia di dalamnya. Karena sebagaimana masjid dibangun sebagai tempat 

beribadah dan hendaknya apa yang dilakukan di masjid tidak sampai mengganggu 

orang yang sedang beribadah. 

Maka dari itu, Berdasarkan beberapa analisis interpretasi di atas, dapat 

dipahami bahwa hadis yang menjadi objek penelitian ini bukan hanya menjelaskan 

mengenai larangan mengumumkan hewan hilang di dalam masjid. Tetapi hal 

tersebut juga dapat dikiaskan sebagai segala sesuatu yang semakna dengannya 

seperti barang, meninggikan suara ketika mencari barang yang hilang, jual-beli, 

penyewaan dan semisalnya. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa masjid tidak 

dibangun untuk mencari barang hilang namun sebagai rumah untuk beribadah serta 

mermudzakarah dalam kebaikan dan sejenisnya. Kemudian setelah melihat hadis 

yang menjadi objek penelitian yang kemudian dikaitkan dengan ayat al-Qur’an 

yang terkait. Maka dapat dipahami lebih dalam lagi mengenai tujuan dibangunnya 

masjid, yaitu untuk untuk beribadah kepada Allah swt seperti shalat, berzikir, 

membaca al-Qur’an serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat kebajikan. 

Dengan demikian, hendaknya selalu menjaga serta memuliakan masjid dan 

menghindari dari perbuatan yang sia-sia di dalam masjid. Apalagi masjid 

merupakan tempat yang paling disukai oleh Allah swt dimuka bumi ini, oleh 

karena itu di dalam al-Qur’an juga sudah dijelaskan mengenai perintah mensucikan 

masjid dari kotoran serta menghindari dari perkataan dan perbuatan yang tidak 

pantas untuk dilakukan di masjid. 

B. Penerapan Hadis Tentang Mengumumkan Berita Kehilangan Dalam Masjid  

Berdasarkan hadis yang menjadi objek penelitian sebagaimana dalam hadis 

dijelaskan bahwa hadis tersebut mengacu pada pencarian hewan yang hilang. Akan 

tetapi hal tersebut masih bersifat umum sehingga dapat dikaitkan dengan hal lain 
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seperti pencarian uang ataupun barang yang hilang. Perlu diketahui bahwa masjid 

dibangun untuk beribadah kepada Allah swt seperti shalat, berzikir, membaca al-

Qur’an dan kegiata-kegiatan baik lainnya. Dengan demikian hendaknya 

menghindari perbuatan yang sia-sia di dalam masjid. Masjid merupakan tempat 

yang paling disukai oleh Allah swt dimuka bumi ini, oleh karena itu di dalam al-

Qur’an telah dijelaskan mengenai perintah mensucikan masjid dari kotoran serta 

menghindari dari perkataan dan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan di 

masjid. 

Adapun beberapa cara yang diperbolehkan dalam mengumumkan berita 

kehilangan di masjid hendaknya dengan menempelkan kertas pengumuman 

kehilangan pada bagian luar atau teras masjid. Selain itu bisa mengumumkan 

berita kehilangan dalam masjid dengan suara yang lemah tidak dengan suara yang 

lantang ataupun teriak karena bertanya dengan suara lemah ini sama halnya dengan 

berbicara biasa dengan orang-orang di masjid.  

Dengan demikian, mengumumkan barang hilang di dalam masjid bukan 

satu-satunya hal yang harus dihindari ketika berada dalam masjid. Akan tetapi 

hendaknya selalu berhati-hati serta menjauhkan masjid dari urusan duniawi, dan 

tetap berfokus pada perkara akhirat.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil 

beberapa poin kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah 

dibahas pada penelitian diantaranya sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hadis yang menjadi objek penelitian yaitu tentang 

mengumumkan berita kehilangan dalam masjid berkualitas sahih. Peneliti 

menelusuri dengan menggunakan 2 metode takhrij yaitu metode takhrij 

melalui lafal pertama matan hadis dan takhrij melalui salah satu lafal matan 

hadis. Hadis ini terdapat 6 jalur sanad yaitu, 1 jalur terdapat dalam kitab 

S{ah}i>h Muslim, 1 jalur terdapat dalam kitab Sunan abu> da>ud, 1 jalur terdapat 

dalam kitab Sunan al-nasa>’i, 1 jalur terdapat dalam kitab Sunan ibnu ma>jah, 

dan 2 jalur terdapat dalam kitab Musnad ah}mad. Adapun jalur periwayatan 

yang menjadi objek penelitian adalah pada jalur Sunan abu> da>ud dengan 

melihat dua aspek yaitu kritik sanad dan kritik matan dan berdasarkan hasil 

penelitian bahwasanya jalur tersebut telah memenuhi kriteria kaedah 

kesahihan sanad hadis. 

2. Adapun analisis ma’an al-hadis tentang mengumumkan berita kehilangan 

dalam masjid memiliki makna yang tidak hanya tertuju pada larangan 

mengumumkan barang hilang dalam masjid. Namun, sepatutnya menjaga 

serta memuliakan masjid. Sebagaimana Nabi saw menerangkan agar 

hendaknya menjauhi perbuatan yang sia-sia di dalam masjid dan  

menggunakan masjid sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dibangunnya 

masjid.  
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3. Penerapan hadis tentang mengumumkan berita kehilangan dalam masjid 

adalah dalam hadis tersebut terdapat larangan mengumumkan barang 

hilang dalam masjid. Sebagaimana masjid merupakan tempat yang disukai 

Allah swt maka dari itu hendaknya menjauhi masjid dari perbuatan yang 

sia-sia dalamnya dan memfokuskan untuk beribadah kepada Allah swt. 

Adapun cara yang diperbolehkan ketika ingin mengumumkan barang hilang 

di masjid yaitu dengan menempelkan kertas pengumuman dibagian luar 

masjid atau dapat juga diumumkan dengan cara berbicara menggunakan 

suara yang lemah sehingga tidak menganggu orang lain yang sedang 

beribadah. 

B. Implikasi 

Peneliti berharap agar skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan serta 

dapat mengetahui bagaimana pemahaman terhadap hadis tentang mengumumkan 

berita kehilangan dalam masjid. Setelah melakukan pengkajian dengan 

menggunakan pendekatan ma’anil hadis, peneliti berpendapat bahwa bukan hanya 

sekedar larangan mengumumkan barang hilang di dalam masjid akan tetapi 

sebagaimana masjid harus dihindari dari perkara-perkara duniawi serta 

menjauhkan dari perbuatan yang tidak pantas dilakukan di dalamnya.  

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka 

dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun skripsi ini untuk 

kedepannya. 
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