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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam bahasa latin dapat 

dilihat sebagsi berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S|a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Z|al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s{ad s{ es (dengan titik di bawah) ص

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

 t{a t} te (dengan titik dibawah) ط
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 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath{ah a A ا  

 kasrah i I ا  

 d}ammah u U        ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ى ى  

 fath}ah dan wau Au a dan i و   ـ 

 

 

Contoh : 

 kaifa : ك ي ف  

 haula : ه و ل   

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

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

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

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

Contoh : 

 ma>ta : م ات  

 <rama : ر م ى 

 qi>la : ق ي ل  

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah[h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
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menggunakan  kata  sandang  al-  serta  bacaan  kedua  kata  itu  terpisah,  maka  

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

 raud}ah al-at}fa>l : ر و ض ة الأ ط ف ال  

ل ة    al-madi>nah al-fa\>d}ilah : ا ل م د ي ـن ة  ا ل ف اض 

م ة    al-h}ikmah :  ا لْ  ك 

5. Syaddad (Tasydi>d) 

Syaddah  atau  tasydi>d  yang  dalam  sistem  tulisan  Arab  dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

 <rabbana : ر بَّنا  

 <najjaina : نَ َّي نا  

 al-h}aqq : ا لْ  ق  

و  ع د    : ‘aduwwun 

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

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع لى   

بع ر    : ´Arabi> (bukan ´Arabiyy atau ´Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 
(alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan  

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
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Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا لشَّم س  

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  ا لزَّل ز ل ة  

 al-falsafah :    ا ل ف ل س ف ة  

 al-bila>du :   ا ل بلا د  

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh : 

 ta’muru>na :  تَ  م ر و ن  

 ´al-nau :  ا لنـَّو ع  

 syai´un :   ش ي  ء  

 umirtu :   أ م ر ت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

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

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله ) 

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

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

huruf hamzah. 

 

Contoh: 

 billa>h با لل di>nulla>h  د ي ن  ا لل  

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh : 

ر حْ  ة  ا لل  ه م  فِ      hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf  Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i’a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan  
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Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si>  

Abu> Nas}r al-Fara>bi>  

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

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

Contoh: 

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

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

 

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

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

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

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Ahmad Akbar 

Nim  : 30700119001 

Judul : Kepo (Rasa Ingin Tahu) Perspektif Hadis Nabi (Suatu Kajian  

Ma‘a>ni al-H{adi>s) 

 

 
Perilaku suka mencari tau tentang kehidupan dan urusan pribadi orang 

lain atau biasa disebut dengan istilah KEPO telah menjadi sebuah fenomena yang 
sudah tak biasa lagi dijumpai dalam berkehidupan sosial saat ini. Oleh karena itu 
dilakukan suatu penelitian tentang KEPO perspektif hadis Nabi yang bertujuan 
untuk menganalisis tentang Implementasi perilaku KEPO (Rasa Ingin Tahu) 
dalam perspektif hadis Nabi. Adapun pokok masalah yang penulis angkat dalam 
penelitian ini adalah; 1) Bagaimana Kualitas Hadis Tentang KEPO (Rasa Ingin 
Tahu),? 2) Bagaimana Pemahaman Hadis Tentang KEPO (Rasa Ingin Tahu),? 3) 
Bagaimana Implikasi Hadis Tentang KEPO (Rasa Inghin tahu)?. 

Dalam menjawab tiga masalah pokok tersebut, pertama, penulis 
menggunakan metode penelitian hadis (takhri>j al-h}adi>s, naqd al-sanad dan naqd 
al-matn) untuk menjawab pokok masalah kedua dan ketiga penulis menggunakan 
pendekatan ilmu Ma‘a>ni al-H{adi>s, (interpretasi tekstual, intertekstual dan 
kontekstual). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library recearh) 
yang tergolong kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengutip 
dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan pokok masalah yang 
dibahas untuk kemudian diulas dan disimpulkan. 

Hasil penelitian penulis pada hadis yang menjadi objek penelitian 
tentang KEPO (Rasa Ingin Tahu) adalah s}ah{i>h}. hadis tersebut memiliki tiga 
mukharrij berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari kitab Mu‘jam hadis, 
diantaranya yaitu: mukharrij pertama Ima>m Bukha>ri> dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 
mukharrij kedua Ima>m Muslim dalam S{ah}i>h} Muslim, mukharrij ketiga Ima>m 
Ah}mad bin H{anbal dalam musnad Ah}mad bin H{anbal. Dari tiga mukharrij 
tersebut, penulis mengkaji dan mengkritik jalur dari Ah}mad bin H{anbal yang 
ditinjau dari dua aspek yaitu kritik sanad (naqd al-sanad) dan kritik matan (naqd 
al-matn), hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut telah memenuhi 
lima kriteria kaidah kesahihan hadis. 

Dalam memahami kandungan hadis tentang KEPO (Rasa Ingin Tahu) 
bahwa tidak dibenarkan bagi seseorang mencari-cari perkara yang tidak tampak 
darinya kecuali tujuannya untuk kemaslahatan, misalnya unruk kepentingan 
pekerjaan, atau mencari tau atau menyelidiki pelaku kejahatan untuk 
diungkapkan demi kemaslahatan banyak orang. 

Adapun implikasi hadis tentang KEPO (Rasa Ingin Tahu) ialah perilaku 
kepo atau mencari tau tentang kehidupan orang lain seharusnya ditinggalkan jika 
hal tersebut tidak mendatangkan maslahat, karena perilaku tersebut dapat 
berefek pada hal-hal negative. Terlalu ingin tahu tentang kehidupan pribadi 
orang lain bisa menyebabkan pelanggaran privasi. Mencari tahu informasi yang 
seharusnya tidak diketahui atau mencampuri urusan pribadi seseorang tanpa izin, 
yang dapat merugikan individu tersebut dan menyebabkan rusaknya hubungan 
sosial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an adalah kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah kepada 

Nabi Muhammad Saw, sang penutup para Nabi dan Rasul. Al-Qur’an 

memiliki kedudukan yang sangat istimewa dibanding kitab-kitab 

sebelumnya, karena dikatakan bahwa Al-Qur’an sebagai pelengkap bagi 

kitab-kitab sebelumnya yang berfungsi sebagai pedoman umat Islam dalam 

menjalani kehidupan agar selamat dunia dan akhirat.1 Sebagaimana Allah 

Swt, berfirman dalam surah Yunus ayat 37: 

ا ال ق ر اٰن  ا ن  يّـُف تَ ٰى م ن  د و ن  اللّٰ   و لٰك ن    ي ل  ال ك تٰب  لَ  و م ا ك ان  هٰذ  ي ه  و ت ـف ص  ت ص د ي ق  الَّذ ي  ب يْ   ي د 
  َۗ
 ٣٧ر ي ب  ف ي ه  م ن  رَّب   ال عٰل م يْ  

Terjemahnya: 

Tidak mungkin Al-Qur’an ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi 
(Al-Qur’an) membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan 
secara terperinci ketetapan (Allah). Tidak ada keraguan di dalamnya, 
(diturunkan) dari Tuhan semesta alam. (Qs. Yusuf Ayat 37). 

Selain itu hadis Nabi Saw. juga berperan  sebagai bayan bagi al-

Qur’an  dan juga merupakan sumber hukum kedua dalam ajaran Islam setelah 

al-Qur’an, karena salah satu peran Nabi diutus ke muka bumi adalah 

memberikan penjelasan dan petunjuk, sebagaimana termaktub dalam al-

Qur’an Surah al-H{asyr (59), 7.2  

 …و م آ اٰتٰىك م  الرَّس و ل  ف خ ذ و ه  و م ا نَ ٰىك م  ع ن ه  ف ان ـتـ ه و اۚ  … 

Terjemahnya: 

……Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang

 

1Agus Salim Syukran, Fungsi AlQur’an bagi Manusia, Jurnal Sekolah Tinggi Agama 

Islam Al-Ishlah, Lamongan, Vol. 1, No. 1, 2019. h. 90. 

2Syuhudi Ismail, “Metodologi Penelitian Hadis Nabi”, (Cet. Ke-II; Jakarta: Bulan 

Bintang, 2007), h. 7. 
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dilarangnya bagimu tinggalkanlah…..3 (QS. Al-H{asyr ayat 7) 

Ayat tersebut memberikan petunjuk secara umum, yakni bahwa 

semua perintah atau larangan yang di intruksikan oleh Rasul, maka hal 

tersebut wajib dipatuhi oleh orang-orang yang beriman. 

Di era modern seperti sekarang, akses manusia terhadap berbagai 

informasi semakin mudah, baik yang bersifat umum maupun pribadi. 

Khususnya dalam era digital ini, perilaku ingin tahu tentang urusan orang 

lain semakin meningkat, dan teknologi informasi baru telah menciptakan 

dinamika perilaku baru dalam masyarakat.4 

Dalam pandangan Islam, sikap rasa ingin tahu atau biasa disebut 

dengan kepo terhadap orang lain dapat dianggap sebagai perilaku yang 

tidak baik atau buruk. Hal ini karena secara umum, Islam menganjurkan 

agar setiap orang menjaga privasi dan hak pribadi orang lain. Namun, 

bukan berarti Islam mengharamkan kepo atau rasa ingin tahu atau 

pengetahuan tentang orang lain secara mutlak. Sikap rasa ingin tahu yang 

positif adalah ketika kita ingin tahu tentang kebaikan atau keburukan 

seseorang dengan niat untuk membantu atau memberikan nasihat yang 

baik. 

Pada saat yang sama, Islam juga mendorong kita untuk 

menghormati privasi orang lain dan tidak terlalu terlibat dalam kehidupan 

pribadi mereka tanpa alasan yang jelas. Kita juga tidak dianjurkan untuk 

mengumpat atau menfitnah orang lain, yang dapat merusak reputasi dan 

menghancurkan hubungan sosial, sebagaimana dalam Firman Allah swt. 

ٌ وَّلَ  تَ  سَّس و ا و لَ   اً م  ن  الظَّن  ِّۖ ا نَّ ب ـع ض  الظَّن   ا ثْ  ت ن ب ـو ا ك ث يْ  ي ـغ ت ب  بّـَع ض ك م    يٰٰٓ يّـُه ا الَّذ ي ن  اٰم ن وا اج  َۗ و اتّـَق وا اللّٰ   َۗا نَّ اللّٰ   ت ـوَّ 
ت م و ه  تًا ف ك ر ه  ي ه  م يـ   ا يُ  بُّ ا ح د ك م  ا ن  يََّّ ك ل  لْ  م  ا خ 

ي مٌ  ب ـع ضًاَۗ  ١٢ابٌ رَّح 
 

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

RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019”, h. 806-807. 

4 Pranajaya, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Kepo”, Majalah, SAINSTEKES 

5 (1) : 021-030 (2018), h. 24. 
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! 
Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari 
kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing 
sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan 
daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 
Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat 
lagi Maha Penyayang.5 (Qs. Al-Hujurat Ayat 12). 

Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, rasa ingin tahu 

seharusnya dikendalikan agar tidak melampaui batas dan tetap menjaga 

etika dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Senada dengan dalil di atas Rasulullah Saw, juga bersapda: 

س ع يدٍ  أ بِ   ع ن   ن ـع مٍ،  أ بِ   اب ن   ع ن    ، ال ق ع ق اع  ب ن   ع م ار ة   ث ـن ا  ح دَّ ف ض ي لٍ،  ب ن   مُ  مَّد   ث ـن ا  أ د يٍ ح دَّ فِ   ب ذ ه ب ةٍ  و س لَّم   ع ل ي ه   الله   ص لَّى  اللَّّ   ر س ول   إ لَ   ال ي م ن   م ن   ع ل يٌّ  ب ـع ث    : ق ال   ، ر ي    الْ  د 
 ز ي د  م ق ر وظٍ، لَ   تُ  صَّل  م ن  ت ـر ابِ  ا، ف ـق س م ه ا ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ب يْ   أ ر ب ـع ةٍ: ب يْ   

ث ة ، أ و  ع ام ر  ب ن  الطُّف ي ل    ص نٍ، و ع ل ق م ة  ب ن  ع لا  ن ة  ب ن  ح   -الْ  يْ  ، و الأ  قـ ر ع  ب ن  ح اب سٍ، و ع يـ يـ 
ف ـو ج د  م ن  ذ ل ك  ب ـع ض  أ ص ح اب ه  و الأ  ن ص ار  و غ يْ  ه م ، ف ـق ال  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله   -ش كَّ ع م ار ة  

اءً ، ع ل ي ه  و س لَّم : أ لَ  ت ـتَّم ن ونِ  و أ نَ  أ م يْ  م ن  فِ  السَّم اء ، يَّ  ت ينِ  خ بَ ٌ م ن  السَّم اء  ص ب احًا و م س  
ال    ي ة ، م ش مَّر   الل  ح  الْ  بـ ه ة ، ك ثُّ  ز   ش  نـ ت يْ  ، نَ  ال و ج  ال ع يـ ن يْ   ، م ش ر ف   ه  ر ج لٌ غ ائ ر   أ تَ  ز ار ، ثْ َّ 

: و يُ  ك  أ ل س   : ف ـر ف ع  ر أ س ه  إ ل ي ه ، ف ـق ال  : اتَّق  اللَّّ  يٰ  ر س ول  اللَّّ ، ق ال  ، ف ـق ال  ت  أ ح قَّ مُ  ل وق  الرَّأ س  ؟ ي  اللَّّ  أ نَ 
ل  الأ  ر ض  أ ن  ي ـتَّق  ، ف ـق ال  خ ال دٌ: يٰ  ر س ول  اللَّّ ، أ لَ  أ ض ر ب  ع ن ـق ه ؟ ف ـق ال   أ ه  ثْ َّ أ د ب ـر 

: إ نَّه  ر بَّ م ص لٍ  ي ـق ول  ب ل س ان   ه  م ا ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم : ف ـل ع لَّه  ي ك ون  ي ص ل  ي ف ـق ال 
ق ـل وب   ع ن   أ ن ـق  ب   أ ن   أ وم ر   لَ    إ نِ    و س لَّم :  ع ل ي ه   الله   ص لَّى  اللَّّ   ر س ول   ف ـق ال   ق ـل ب ه ،  فِ    ل ي س  

، ف ـق ال   ُّ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  و ه و  م ق فٍ  ، و لَ  أ ش قَّ ب ط ونَ  م  ، ثْ َّ ن ظ ر  إ ل ي ه  النَّبِ  : ه ا إ نَّه  النَّاس 
الد  ين  ك م ا  م ن   يَ  ر ق ون   ر ه م ،  ال ق ر آن ، لَ  يُ  او ز  ح ن اج  ي ـق ر ء ون   ق ـو مٌ  ا  ئ  ه ذ  ئ ض  م ن  ض  ر ج   م  م ن  الرَّم يَّة  س ي خ   .6يَ  ر ق  السَّه 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail 
berkata, telah menceritakan kepada kami Umarah Ibnul Qa'qa' dari Ibnu 
Abu Nu'm dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Ali bin Abu Thalib 
mengutus seseorang dari Yaman kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم     membawa emas 
yang belum dibersihkan dari debu pada kulit yang disamak, lalu 
Rasulullah صلى الله عليه وسلم     membaginya kepada empat orang; yaitu Zaid Al khair,  Al 
Aqra' bin Habis, 'Uyainah bin Hishn dan 'Alqamah bin 'Ulatsah atau 'Amir 
bin Ath Thufail, -Umarah masih merasa ragu.- Lalu sebagian sahabat 
beliau, orang-orang Anshar dan yang selain mereka merasa tersisihkan 
karena pembagian tersebut, maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم     bersabda , "Tidakkah 
kalian memberikan kepercayaan kepadaku sedangkan aku adalah orang 
yang dipercaya oleh penduduk langit, setiap pagi dan sore datang kabar 

 

5 Qur’an In Word 

6 Abu> ‘Abdullah Ah}mad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Ayayba>niy, Musnad al-Ima>m 

Ah}mad bin Hanbal, Juz VII (Cet. I, Bairut ; Muassasah al-Risa>lah, thn. 1412 H/1995 M), h. 46. 
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dari langit kepadaku." Kemudian datanglah kepada beliau seorang lelaki 
yang kedua matanya cekung, kedua pipi bagian atasnya menonjol, 
dahinya menonjol, lebat janggutnya, sarungnya disingsingkan dan 
kepalanya gundul, ia kemudian berkata, "Takutlah kepada Allah wahai 
Rasulullah, “Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Beliau mengangkat kepalanya 
seraya bersabda, "Celaka engkau, bukankah aku penduduk bumi yang 
paling berhak untuk takut kepada Allah,” lalu beliau pergi. Khalid 
berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku menebas kepalanya?" Maka 
Rasulullah صلى الله عليه وسلم     bersabda, "Aku berharap ia masih salat, " ia menjawab, 
"Berapa banyak orang yang salat tetapi ia mengatakan dengan lisannya 
sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, " maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم     pun 
bersabda, "Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk meneliti hati 
manusia, dan membelah perut mereka." kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم     melihatnya 
sedang ia berdiri, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya akan keluar dari 
keturunan orang ini suatu kaum yang membaca Al qu`ran tetapi tidak 
melebihi kerongkongannya, mereka keluar dari dien sebagaimana panah 
keluar dari busurnya.(HR. Ah}mad bin H{anbal No. 11008) 

Berdasarkan dalil di atas, Rasulullah Saw, tidak meyukai 

menggali isi hati orang lain atau membelah perutnya, yang bisa kita 

analogikan bahwa Rasulullah tidak suka mencari tahu atau mencampuri 

urusan pribadi orang lain yang bukan menjadi urusannya. Maka dari itu 

penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut 

dengan menggunakan pendekatan ‘ilmu ma’a>ni al-h}adi>s melalui sebuah 

penelitian dengan judul KEPO (Rasa Ingin Tahu) Perspektif Hadis (Suatu 

Kajian Ma‘a>ni al-H{adi>s}). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana Kualitas Hadis Tentang Kepo (Rasa Ingin Tahu) ? 

b. Bagaimana Pemahaman Hadis Tentang Kepo (Rasa Ingin Tahu) ? 

c. Bagaimana Implikasi Hadis tentang Kepo (Rasa Ingin Tahu) ? 

C. Pengertian Judul 

Skripsi ini berjudul Kepo (Rasa Ingin Tahu) Perspektif Hadis (Suatu 

Kajian Ma‘a>ni al-H{adi>s), untuk menghindari kesalah pahaman maka penulis 
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perlu memberikan uraian terhadap judul penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kepo 

Kepo dalam KBBI yaitu rasa ingin tahu yang berlebihan tentang 

kepentingan atau urusan orang lain. Kata kepo ini memiliki dua versi yang 

menjelaskan tentang asal usul kata ini. Pertama kepo merupakan akronim 

dalam bahasa ingris Knowing Every Particular Object (mengetahui setiap 

objek tertentu) yaitu sebutan untuk orang yang serba tahu detail dari sesuatu, 

apapun yang ada dihadapannya selama terlihat kasat mata walaupun hanya 

selewatan. Kedua kepo berasal dari bahasa Hokian yaitu Kaypoh yang banyak 

dipakai oleh orang singapura dan sekitarnya yang memiliki arti ingin tahu 

(mencampuri urusan orang lain dan tidak bisa diam) dalam hal ini kepo 

memiliki kesinoniman dengan kata penasaran dan usil. Namun dalam KBBI 

kosa kata penasaran yaitu rasa ingin tahu setelah mengalami kekecewaan, 

sedangkan usil dalam yaitu Mengusik, mencampuri urusan orang lain. Namun 

kosa kata kepo tidak dapat digunakan dalam situasi formal.7 

Kepo, singkatan dari "Knowing Every Particular Object," mengacu 

pada keinginan untuk mengetahui segala hal, dan orang yang memiliki 

perilaku kepo cenderung terlibat dalam aktivitas yang melibatkan mengulik 

atau mengawasi hidup orang lain. Istilah kepo memiliki beberapa makna 

dalam berbagai bahasa dan budaya: Pertama diambil dari singkatan Knowing 

Every Particular Object. Kedua, diambil dari bahasa Hokkien Tionghoa 

Medan/Tionghoa Sumatera yang sering digunakan untuk mengejek seseorang 

karna kurang kerjaan atau sibuk tak menentu. Ketiga, diambil dari bahasa 

Hokkian yang  dipenggal menjadi “ke” berarti bertanya dan “po” (apo) 

 

7 Siti Faizah, “Analisis Sinonim dalam Ungkapan Bahasa Gaul,”,  (Jakarta, Fak. Bahasa 

dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) h. 8 
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artinya nenek-nenek yang suka bertanya-tanya. Keempat, berasal dari kata 

“Care Full”, dalam bahasa Ingris yang berarti sangat peuli namun kata 

tersebut bertransformasi menjadi kerpol dan berunah lagi menjadi kepo. Kepo 

dapat menunjukkan tindakan ingin tahu yang berlebihan, terutama dalam 

dunia maya atau media sosial, di mana individu takut tertinggal informasi. 

Bagi seseorang dengan Sindrom FOMO (Fear of Missing Out), mereka akan 

berusaha keras untuk selalu terkini. Dalam tingkat yang wajar, kepo tidak 

menjadi masalah besar, tetapi bagi yang menderita Sindrom FOMO, batas-

batasnya mungkin menjadi kabur. Selain menumbuhkan perasaan iri, perilaku 

kepo juga dapat menandakan ketidakbahagiaan. Orang yang selalu merasa 

cemas sering membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain.8  

2. Hadis 

Kata hadis berasal dari bahasa Arab yakni al-H{adi>s}, jamaknya al-

H{ids}a>n dan al-H{uds}an. Dari aspek etimologi, kata ini bermakna banyak 

diantaranya al-Jadi>d (yang baru) lawan dari al-Qadi>m (yang lama) an al-

Khabar  (kabar atu berita).9 

Menurut ahli hadis, diantaranya Al-H{afiz Ibnu Hajar Al-Astqalani 

dalam syarah al-Bukhari> bahwa hadis ialah:  

و ل ه    صلى الله عليه وسلمأ قـ و ال ه     و أفـ ع ل ه  و أح 

“segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi saw.”10 

Pada pengertian yang lain hadis adalah segala yang disandarkan 

 

8 Fitria Maharani, Larangan Tajassus Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12 dan 

Relevansinya dengan Fenomena Kepo”, Skripsi, (Riau: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Kasyim 

Riau, 2023), h. 17-18. 

9 Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad “Pengantar Ilmu Hadis”, (Cet. II; Makassar: 

LBH Pres, 2013), h. 2. 

10 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, “Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis”, (Cet. 

II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 5. 
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kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, 

ketetapan, (taqrir) maupun sifat beliau.11 Maka dalam penelitian ini penulis 

ingin mengkaji bagimana pandangan hadis tentang kepo (rasa ingin tahu). 

3. Ma‘a>ni al-H{adis  

Ma’a>ni al-H{adi>s} adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal 

lafal dan makna yang terdapat di dalam berbagai matan hadis sesuai dengan 

tuntunan kondisinya.12 Maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji 

bagaimana penjelasan hadis tentang KEPO (Rasa ingin tahu) Perspektif 

Hadis dengan menggunakan pendekatan ilmu ma‘a>ni al-h}adis. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dilakukan melalui penyelidikan berbagai sumber 

literatur yang meliputi buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang 

relevan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah topik skripsi yang 

akan diteliti telah pernah diselidiki oleh peneliti lain atau belum, serta untuk 

memahami perbedaan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

Melalui kajian pustaka, peneliti berupaya untuk memastikan bahwa 

topik yang akan diambil dalam skripsi belum pernah dianalisis oleh peneliti 

lain sebelumnya, atau jika sudah ada penelitian serupa, maka penelitian yang 

akan dilakukan akan memberikan pendekatan atau kontribusi yang berbeda. 

Dengan demikian, kajian pustaka membantu mengidentifikasi celah 

pengetahuan dan peluang penelitian baru yang dapat dijelajahi, serta 

memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki nilai tambah dan 

 

11 Ridwan Nashir, “Ilmu Memahami Hadis Nabi”, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren 2016) h.2. 

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

II; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 4 
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relevansi yang penting. 

Setelah melakukan penelusuran, penulis tidak berhasil menemukan 

studi yang mengulas mengenai KEPO (Rasa Ingin Tahu) dari perspektif Hadis 

(Suatu Kajian Ma‘a>ni al-H{adi>s). Walaupun demikian, penulis berhasil 

menemukan literatur yang terkait dengan topik penelitian yang akan 

dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

Skripsi yang ditulis oleh Fitria Maharani, dengan judul “Laragan 

Tajassus dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12 dan Relevansinya dengan 

Fenomena KEPO”.13 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Larangan 

Tajassus atau dikenal mencari-cari kesalahan orang lain merupakan salah satu 

prilaku yang termasuk mempunyai sifat berburuk sangka, iri hati dan dengki, 

kemudian merelevansikannya denga Qur’an surah al-Hujurat ayat 12 yang 

menjelaskan bahwasanya Tajassus merupakan sebagian dari dosa dan 

berimplikasi hukuman, meskipun aib yang dibicarakan itu ada pada diri 

seseorang tersebut. Kemudian fenomena kepo rasa ingin tahu secara 

berlebihan terhadap urusan orang lain mempunyai dampak degatif dan 

positifnya tersendiri. 

Skripsi yang dituliskan oleh Andi Tri Saputra, Fakultas Ushuluddin 

dan Pemikiran Islam, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, yang berjudul, “Konsep Intelijen 

Penafsiran Kontekstualis Terhadap QS Al-Hujurat Ayat 12”, dalam skripsi 

ini menjelaskan bahwa dalam surah QS Al-Hujurat ayat 12 ini memiliki 2 

kegiatan yaitu konteks makro pertama: Tajassus yang dilarang dalam konteks 

 

13 Fitria Maharani, Larangan Tajassus Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12 dan 

Relevansinya dengan Fenomena Kepo”, Skripsi, (Riau: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Kasyim 

Riau, 2023). 
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ini adalah Tajassus yang berlandasan hawa nafsu dan prasangka buruk yang 

tidak berdasarkan tujuan untuk mengunjingkan informasi yang di temukan. 

dan konteks makro kedua. kegiatan mata- mata yang dilakukan badan 

inteligen berdasarkan indikasi atau tanda-tanda tertentu yang sifatnya berupa 

ancaman terhadap keamanan negra. dari segi kemaslahatan intelijen memiliki 

kemaslahatan pemelihara kehormatan. Jika analogikan dalam hukum islam 

tindakan inteigen ini sama dengan tindakan orang yang kepo, yaitu sama-

sama menggali informasi terhadap orang lain.14 

Majalah yang ditulis oleh Pranajaya Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas YARSI, Jakarta, Jurusan Ilmu Perpustakaan, yang berjudul 

Persepsi “Mahasiwa Terhadap Fenomena KEPO”, dalam majalah ini 

menjelaskan bahwa kepo adalah istilah yang lahir dari perkembangan 

teknologi informasi yang penggunanya mempengaruhi tingkat rasa KEPO 

terhadap mahasiswa. Kemudahan dalam berkomunikasi melalui telepon 

seluler, menciptakan berbagai istilah baru seperti istilah kepo ini. 

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan terjadinya perubahan sosial 

yang didalamnya juga terdapat perubahan budaya termasuk perubahan dalam 

berkomunikasi melalui peggunaan istilah-istilah baru.15 

Skripsi yang dituis oleh Masita Fakultas Ushuludin Studi Ilmu Al-

Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022, 

jurusan Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, yang berjudul “TAJASSUS 

Perspektif Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Infotaiment”, dalam skripsi 

ini menjelskan makna Tajassus dalam Al-Qur’an yaitu mencari-cari kesalahan 

 

14 Andi Tri Saputra, “Konsep Intelijen Penafsiran Kontekstualis Terhadap Qs Al-Hujurat 

Ayat 12”, Fakultas Ushuluddin Fan Pemikiran Islam, Jurusan Ilmu Al-Qur‟an Dan Tafsir, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017. 

15 Pranajaya, Persepsi Manusia Terhadap Fenomena Kepo”  Majalah Saintekes 5 , (1) : 

021-030 2018 
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orang lain, sehingga kita melihat dan  mengetahui itu benar atau salah. 

Sedangkan relevansinya terhadap infotaiment yaitu adanya berita infotaiment 

yang sifatnya mengekspos atau mengungkap aib orang lain yang seharusnya 

ditutupi.16 

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad bin Izzuddin bin Mohd Parid, 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri AR-Raniri 

Darussalam Banda Aceh 2021, yang berjudul “Kongsep Tajassus dalam 

pelaksanaan Amar Makruf Nahi Mungkar Berdasarkan Penafsiran Surah Al-

Hujurat Ayat 12”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang implementasi 

Tajassus dilihat dari baik dan buruknya tergantung oknum yang 

melaksanakannya, Pada prinsipnya, tajassus dapat memiliki nilai positif, 

tetapi sebaliknya, juga dapat memiliki dampak negatif. Aspek negatif dari 

tajassus muncul ketika dilakukan dalam konteks kehidupan berkeluarga dan 

sosial. Dalam hal ini, ajaran Islam melarang para penganutnya untuk menjadi 

curiga, mencari-cari kesalahan, atau bahkan melakukan penyelidikan atau 

memata-matai terhadap sesama manusia. Larangan ini diberlakukan karena 

tindakan tersebut dapat memicu konflik atau ketidakharmonisan dalam 

hubungan sosial. 

Di sisi lain, tajassus yang memiliki dampak positif adalah tindakan 

yang dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, seperti "ketahanan 

negara". Dalam konteks ini, tajassus dapat memiliki nilai positif karena dapat 

membantu menjaga keamanan dan kestabilan negara..17 

 

16 Masita, “TAJASSUS  PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN RELEVANSINYA ENGAN 

INFOTAIMENT”, Fakultas Ushuluddin, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas 

Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2022. 

17 Izzuddin bin Mohd Parid, “Kongsep Tajassus dalam pelaksanaan Amar Makruf Nahi 

Mungkar Berdasarkan Penafsiran Surah Al-Hujurat Ayat 12” Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 

Universitas Islam Negeri AR-Raniri Darussalam Banda Aceh 2021. 
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E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kajian 

kepustakaan (library research) yang melibatkan pengumpulan data terkait 

objek penelitian dari berbagai sumber literatur. Pendekatan penelitian ini 

bersifat kualitatif deskriptif, dengan fokus pada pemahaman dan deskripsi 

yang mendalam terhadap data yang dikumpulkan. Penelitian ini menekankan 

pada kualitas data yang dijelaskan dan dipahami secara rinci. 

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang 

menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah, 

daripada hanya melihatnya sebagai bagian dari generalisasi. Metode ini 

cenderung menggunakan teknik analisis yang mendalam, yaitu menganalisis 

masalah secara mendetail kasus per kasus. Pendekatan kualitatif percaya 

bahwa setiap masalah memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan 

masalah lainnya. 

Berdasarkan teori penelitian kualitatif, kualitas penelitian dapat 

ditingkatkan dengan mengumpulkan data secara komprehensif. Data tersebut 

dapat berupa data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, serta data 

sekunder yang sudah ada sebelumnya.18 

Penelitian kualitatif secara umum sering diidentifikasi sebagai 

pendekatan deskriptif dalam konteks riset, di mana penelitian kualitatif 

berfokus pada aspek-aspek ontologis. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini terutama berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang memiliki 

 

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

Deepublish, 2015), h. 21-22. 
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makna dan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih konkret daripada 

sekedar angka atau frekuensi. Peneliti dalam metode ini memberikan 

penekanan pada pencatatan yang mendetail, rinci, dan komprehensif dalam 

bentuk deskripsi kalimat, yang mendalam dan menggambarkan situasi yang 

sebenarnya, dengan tujuan untuk mendukung pengenalan dan penafsiran 

data.19 

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’anil 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 ‘adl20 dan d}a>bit}, tidak terdapat sya>z21 dan ‘illat.22 

 

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

2014), h. 96. 

20 Maksud dari keadilan perawi ialah perawi yang berperilaku adil atau lurus dalam 

agama serta memenuhi syarat seperti muslim, balig, berakal, serta selamat dari sebab-sebab 

kefasikan dan menjaga muru’ah. Lihat Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad Antara 

Normativitas dan Historisitas (Cet. I; Gowa: Pustaka Almaida, 2019), h. 48-49. 

21Imam al-Syafi>’i>, berpendapat suatu hadis tidak dinyatakan mengandung syuz \uz\, jika 

hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang s\iqah, sedangkan periwayat yang 

s\iqah lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Barulah suatu hadis dinyatakan mengandung syuz\uz\, 

bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang s\iqah tersebut bertentangan dengan 

hadis yang diriwayatkan banyak periwayat yang juga bersifat s\iqah. Lihat M. Syuhudi Ismail, 

Kaidah Kesahihan Sanad Hadis (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2014), h. 144. 

22‘Illat dalam konteks ilmu hadis, sebagaimana diuraikan oleh Ibn al-S{alah} dan al-

Nawawi, merujuk pada faktor atau sebab yang tersembunyi yang dapat mempengaruhi kualitas 

hadis. Faktor ini, jika ada, dapat berdampak pada validitas atau keandalan suatu hadis, dan dapat 

mempengaruhi kesahihan atau kebenaran hadis tersebut. Dengan kata lain, keberadaan 'illat dapat 

menyebabkan kondisi tertentu pada hadis yang dapat mempengaruhi penilaiannya. Lihat M. 

Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 152. 
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3. Metode Pengumpulan dan Sumber Data 

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan penelusuran 

terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan praktik melakukan takhrij al-

hadis. Sumber data utama yang digunakan peneliti berasal dari kitab-kitab 

hadis standar (kutub al-tis‘ah). Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data 

sekunder dari kitab-kitab syarah (komentar), kitab-kitab fikih, dan buku-buku 

yang relevan dengan objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penulis 

menggunakan lima metode takhrij al-hadis yang mencakup: 

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

pada kitab Jam‘al-Jawa>mi‘ karya Ima> \m Jala>l al-Di>n al-Suyu>ti>. 

b. Metode takhri>j melalui salah satu lafal matan hadis dengan 

merujuk pada kitab al-Mu’jam al-Mufahras li Al-Faz} al-H{adi>s\ al-

Nabawi> karya A.J. Wensick. Kitab ini merujuk pada kutu>b al-

tis’ah.23 

c. Metode takhri>j melaui Periwayat Pertama pada tingkat sahabat, 

menggunakan kitab Tuh}fatu al-Asyra>f bi Ma‘rifati al-At}ra>f yang 

disusun oleh al-Mizzi.  

d. Metode takhri>j melalui tema hadis, menggunakakan kitab Kanzul 

‘Umal yang ditulis oleh ‘Ali> bin H{asanuddin bin ‘Abdul Malik bin 

Qai Khan. 

e. Metode takhri>j melalui kualitas dengan merujuk pada kitab S{ah}i>h} 

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

dikarang oleh Muh}ammad Nasi>r al-Bani>. 

4. Pengelolaan dan Analisis Data 

a. Data yang terkumpul dari proses takhri>j al-hadi>s selanjutnya 

diklasifikasi dan diindentifikasi. 

 
23 Kutub al-tis‘ah yaitu kitab sembilan yang mencakup :1) S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 2) S{ah}i>h 

Muslim, 3) Sunan al-Turmiz\i>, 4) Sunan Abu> Da>wud, 5) Sunan al-Nasa>’i>, 6) Sunan Ibnu Ma>jah}, 7) 

Sunan al-Da>rimi>, 8) Muwat}t}a’ Imam Ma>lik, dan 9) Musnad Ah}mad ibn H{anbal. 
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b. Selanjutnya melakukan I‘tiba>r24 terhadap sanad agar dapat 

menentukan sya>hid dan muta>bi‘25 dengan membuat skema 

sanadnya. 

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

d. Melakukan kritik terhadap matan hadis pada setiap lafal hadis 

yang diriwayatkan, agar dapat mengetahui terjadinya ziya>dah,26 

dan inqila>b,27 Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui terjadinya 

periwatan secara lafal (riwa>yah bi al-lafz}) atau periwayatan secara 

makna (riwayah bi al-ma‘na>).  

e. Memahami kandungan matan hadis Nabi Saw, perlu menggunakan 

teknik interpretasi.  

Adapun teknik interpretasi yang dapat digunakan adalah:  

1) Interpretasi Tekstual  

Interpretasi tekstual merujuk pada pemahaman atau interpretasi 

terhadap teks matan hadis berdasarkan isi teks itu sendiri, baik yang 

diutarakan secara harfiah (lafal) maupun yang diungkapkan dalam 

bentuk makna. Metode interpretasi ini dapat mencakup analisis teks dan 

pemahaman makna dalam ruang lingkup teks itu sendiri. 

Teknik interpretasi tekstual cenderung tidak memasukkan latar 

belakang peristiwa (wurud) hadis atau faktor-faktor lain yang mungkin 

 
24Proses observasi atau penyelidikan terhadap beberapa jalur isnad yang diduga hanya 

melibatkan satu perawi (fard) memiliki tujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat perawi 

lain yang juga meriwayatkan hadis tersebut atau tidak. H. ini dilakukan untuk menentukan 

apakah hadis tersebut memiliki mutaba'at (penguatan) atau syahid (pendukung) dari jalur-jalur 

isnad lain atau tidak. Lihat M. Mashuri Mochtar, Kamus Istilah Hadis, h. 80. 

25 Dalam istilah ahli hadis ialah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. 

Lihat Teungku Muhammad Hasbi ash-Ashiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, edisi 

ketiga (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 147. 

26 Ziya>dah ialah penambahan perkataan perawi yang s\iqah. Lihat M. Mashuri Mochtar, 

Kamus Istilah Hadis, h. 173. 

27 Maqlu>b atau Inqila>b ialah hadis yang di dalamnya terjadi pergantian lafal dengan lafal 

lain, atau mengakhirkan sebuah lafal dan mendahulukan lafal yamg lain. Lihat M. Mashuri 

Mochtar, Kamus Istilah Hadis, h. 307. 
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mempengaruhi makna atau konteks hadis. Pendekatan ini lebih fokus 

pada menganalisis teks itu sendiri tanpa melibatkan aspek luar seperti 

konteks sejarah atau faktor sosial pada saat hadis diucapkan. Ini bisa 

membantu memahami makna harfiah atau potensial dalam teks tanpa 

campur tangan interpretasi dari latar belakang tertentu.28 

2) Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi kontekstual adalah pendekatan dalam 

menginterpretasikan atau memahami matan hadis dengan 

mempertimbangkan dua aspek penting, yaitu asba>b al-wuru>d (konteks 

pada masa Rasulullah) dan konteks kekinian. 

Aspek pertama, asba>b al-wuru>d, merujuk pada konteks 

sejarah dan lingkungan saat Rasulullah hidup. Ini mencakup pelaku 

sejarah yang terlibat, peristiwa sejarah yang terjadi, waktu, tempat, 

dan bentuk peristiwa pada masa tersebut. Dengan memahami konteks 

ini, kita dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang 

makna dan tujuan di balik hadis-hadis tersebut.29 

Aspek kedua adalah konteks kekinian, yang mencakup 

konteks sosial, budaya, politik, dan lingkungan saat ini. Penafsiran 

hadis juga perlu mempertimbangkan bagaimana pesan dalam hadis 

dapat relevan dan diterapkan dalam konteks zaman sekarang. 

Dengan menggabungkan kedua aspek ini, interpretasi 

kontekstual memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih komprehensif dan kontekstual tentang hadis-hadis, 

 

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

II; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 19. 

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

II; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 117. 
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menghubungkan antara masa lalu dan masa kini serta mengaitkan 

pesan-pesan agama dengan realitas sosial dan kultural dalam berbagai 

waktu. 

3) Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual mengacu pada cara interpretasi atau 

pemahaman terhadap matan hadis dengan menghubungkannya dengan 

sistematika matan hadis itu sendiri, atau dengan hadis lain 

(tanawwau') yang berkaitan, serta ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. 

Pendekatan intertekstual dalam menginterpretasikan hadis 

melibatkan pencarian dan analisis hubungan antara berbagai sumber 

teks Islam, seperti hubungan antara matan hadis dengan hadis lain 

yang memiliki keterkaitan, atau hubungan antara matan hadis dengan 

ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki korelasi. Pendekatan ini 

membantu mengungkapkan dimensi makna yang lebih dalam dan 

menyeluruh, serta membantu menyampaikan konteks dan pesan yang 

lebih kaya dari hadis yang sedang diinterpretasikan.30 

Metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah 

metode deduktif. Metode deduktif melibatkan proses berpikir atau 

penalaran untuk mencapai kesimpulan, dimulai dari prinsip atau 

kaidah yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada kasus atau 

situasi yang lebih khusus. Dengan kata lain, pendekatan deduktif 

melibatkan berpikir dari hal-hal umum menuju hal-hal yang lebih 

khusus atau konkret.31 

 

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

II; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 89. 

31 Imam Mach.i, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam, 2017), h. 10. 
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F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang KEPO (rasa ingin tahu). 

b. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang KEPO (rasa ingin 

tahu). 

2. Kegunaan 

a. Dapat menambah pengetahuan terkait kualitas hadis tentang 

KEPO (rasa ingin tahu). 

b. Memberikan wawasan pemahaman tentang hadis KEPO (rasa 

ingin tahu). 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Pengertian Kepo (Rasa Ingin Tahu) 

Kata kepo dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI bermakna rasa 

ingin tahu yang berebihan kepada orang lain. Kata kepo ini memiliki dua 

versi yang menjelaskan tentang asal usul kata ini. Pertama kepo merupakan 

akronim dalam bahasa ingris Knowing Every Particular Object (mengetahui 

setiap objek tertentu) yaitu sebutan untuk orang yang serba tahu detail dari 

sesuatu, apapun yang ada dihadapannya selama terlihat kasat mata walaupun 

hanya selewatan. Kedua kepo berasal dari bahasa Hokian yaitu Kaypoh yang 

banyak dipakai oleh orang singapura dan sekitarnya yang memiliki arti ingin 

tahu (mencampuri urusan orang lain dan tidak bisa diam) dalam hal ini kepo 

memiliki kesinoniman dengan kata penasaran dan usil. Namun dalam KBBI 

kosa kata penasaran yaitu rasa ingin tahu setelah mengalami kekecewaan, 

sedangkan usil dalam yaitu Mengusik, mencampuri urusan orang lain. Namun 

kosa kata kepo tidak dapat digunakan dalam situasi formal.32 

Kepo, singkatan dari "Knowing Every Particular Object," mengacu 

pada keinginan untuk mengetahui segala hal, dan orang yang memiliki 

perilaku kepo cenderung terlibat dalam aktivitas yang melibatkan mengulik 

atau mengawasi hidup orang lain. Istilah kepo memiliki beberapa makna 

dalam berbagai bahasa dan budaya: Pertama diambil dari singkatan Kniwing 

Every Particular Object. Kedua, diambil dari bahasa Hokkien Tionghoa 

Medan/Tionghoa Sumatera yang sering digunakan untuk mengejek seseorang 

karna kurang kerjaan atau sibuk tak menentu. Ketiga, diambil dari bahasa 

Hokkian yang  dipenggal menjadi “ke” berarti bertanya dan “po” (apo) 

 

32 Siti Faizah, “Analisis Sinonim dalam Ungkapan Bahasa Gaul,”,  (Jakarta, Fak. Bahasa 

dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) h. 8 
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artinya nenek-nenek yang suka bertanya-tanya. Keempat, berasal dari kata 

“Care Full”, dalam bahasa Ingris yang berarti sangat peduli namun kata 

tersebut bertransformasi menjadi kerpol dan berunah lagi menjadi kepo. 

Kepo dapat menunjukkan tindakan ingin tahu yang berlebihan, 

terutama dalam dunia maya atau media sosial, di mana individu takut 

tertinggal informasi. Bagi seseorang dengan Sindrom FOMO (Fear of Missing 

Out), mereka akan berusaha keras untuk selalu terkini. Dalam tingkat yang 

wajar, kepo tidak menjadi masalah besar, tetapi bagi yang menderita Sindrom 

FOMO, batas-batasnya mungkin menjadi kabur. Selain menumbuhkan 

perasaan iri, perilaku kepo juga dapat menandakan ketidakbahagiaan. Orang 

yang selalu merasa cemas sering membandingkan kehidupan mereka dengan 

orang lain. 

B. Bentuk-Bentuk Implementasi Sikap Kepo (Rasa Ingin Tahu) 

Implementasi Sikap KEPO dalam kehidupan sehari-hari dapat 

bervariasi tergantung pada konteks dan bagaimana menggunakan konsep 

tersebut. Berikut adalah beberapa contoh implementasi kepo dalam 

kehidupan sehari-hari: 

1. Berita dan Informasi 

Dalam kehidupan sehari-hari, seseoraang pasti memiliki rasa ingin 

tahu tentang informasi atau berita tertentu. Berita atau informasi selalu 

disajikan dengan hal-hal yang baru atau fenomena yang baru saja terjadi. 

Hal tersebut yang akan mengundang rasa kepo atau keingin tahuan 

seseorang untuk terus mengikuti perkembangan berita atau informasi 

tersebut. 

Adanya rasa kepo pada diri seseorang terhadap informasi yang 

baru,  akan selalalu untuk tetap up-to-date dengan berita atau informasi 
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terbaru dan isu-isu yang sedang viral. Misalnya, mengikuti perkembangan 

berita di media sosial, atau media yang lain yang sifatnya memberikan 

informasi terbaru. 

2. Membaca dan Mempelajari Hal Baru  

Rasa ingin tahu yang kuat dapat mendorong seseorang untuk 

membaca dan mempelajari topik-topik baru. seseorang bisa menggali 

informasi tentang topik yang menarik bagi dirinya. Untuk memperkaya 

diri secara intelektual maka rasa kepo atau keingin tahuan yang tinggi 

tentu sangat bermanfaat dalam hal ini. Untuk mencapai tujuan ini maka 

seseorang bisa mengaplikasikannya melalui  membaca buku, artikel, blog, 

podcast atau lewat pendidikan formal. Ini dapat membantu memperluas 

wawasan dan pengetahuan. 

3. Interaksi Sosial 

Rasa kepo juga dapat muncul dalam konteks interaksi sosial. 

seseorang mungkin merasa ingin tahu tentang kehidupan, minat, atau 

pandangan orang lain, namun, penting untuk menjaga batasan privasi dan 

menghormati ruang pribadi orang lain. Memiliki minat yang kuat pada 

orang lain dapat memperkaya hubungan sosial, tetapi jika interaksi sosial 

tersebut bertujuan untuk mencari aib atau kesalahan dan kelemahannya 

dan mengumbarnya ke publik, tentu hal tersebut dilarang baik secara 

hukum sosial maupun hukum agama. 
4. Dunia Pekerja 

Dalam konteks profesional, rasa kepo dapat mendorong seseorang 

untuk mencari tahu lebih banyak tentang industri atau dunia pekerja, tren 

terkini, atau perkembangan di tempat kerja. Ini dapat membantu 
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seseorang mengikuti perubahan, menambah keterampilan, dan 

mengembangkan jaringan profesional. Kepo dalam hal ini tentu saja 

dibolehkan asal ssuai dengan kadar dan kebutuhannya.  

5. Traveling dan Budaya 

Ketika Anda mengunjungi tempat baru atau berinteraksi dengan 

budaya yang berbeda, rasa ingin tahu yang kuat bisa sangat bermanfaat. 

Menggali lebih dalam tentang sejarah, tradisi, makanan, dan bahasa 

setempat dapat memberikan pengalaman yang lebih kaya.  

Sikap kepo dalam implementasinya, dapat beriorentasi pada hal 

yang posistif dan negatif tergantung pada konsep bagaimana seseorang 

mengimplementasikannya. Jika sikap kepo tersebut diorientasikan untuk niat 

yang baik seperti membantu seseorang untuk kebaikannya maka dibolehkan 

kepo semacam itu. Akan tetapi jika orientasi kepo dilaksanakan untuk niat 

yang tidak baik, seperti untuk mencari tahu aib atau kesalahan dan 

kelemahan orang lain maka hal tersebut tidak diperbolehkan.  

C. Metode Penelitian Hadis  

Hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam yang ke-dua setelah Al-

Qur’an dan sekaligus merupakan bayan dari al-Qur’an. Tidak seperti kitab al-

Qur’an hadis nabi tersebar dalam sembilan kitab hadis utama atau primer (al-

Kutubu al-Sittah) dan sejumlah kitab hadis sekunder. Jika dilihat dari segi 

penjelasannya kitab al-Qur’an sudah banyak disyarah oleh ulama dan banyak 

ditemukan terjemahan bahasa Indonesianya. Berbeda dengan hadis yang 

tersebar di banyak kitab dan hanya sebahagian kitab yang sudah di syarah dan 

di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia.33 Hal tersebutlah yang menjadi 

 

33 Nadirsyah Hosen, Saring Sebelum Sharing, (Cet. ke-IV; Yogyakarta: PT. Bentang 

Pustaka 2019). h. 2.  
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tantangan terbesar para penkaji hadis dalam memahami secara mendalam 

suatu hadis. 

Selain itu dilihat dari segi periwayatannya, hadis Nabi berbeda 

dengan al-Qur’an. Jika al-Qur’an periwayatan ayat-ayatnya berlangsung 

secara mutawa>tir, sedangkan hadis Nabi sebahagian periwayatnnya ada yang 

berlangsung secara mutawa>tir dan sebahagian lagi ada  periwayatannya 

berlangsung secara ah}ad. Nah periwayatan secara ahad inilah yang perlu 

pengkajian secara mendalam untuk membuktikan apakah hadis tersebut 

betul-betul dapat dipertanggung jawabkan jalur periwayatannya berasal dari 

Nabi ataukan tidak.34 

Untuk membuktikan apakah hadis tersebut betul-betul bersumber 

dari Nabi, maka diperlukan penelitian hadis (naqdu al-h}adi>s). Objek kajian 

dalam melakukan penelitian hadis Nabi (naqdu al-h}adi>s) adalah kritik sanad 

(naqdu al-sanad) dan kritik matan (naqdu al-matn) hadis. Kritik sanad (naqdu 

al-sanad)  dan kritik matan (naqdu al-matn)  ini mempunyai kaidah masing-

masing yang akan menjadi barometer untuk menilai kualitas sanad dan matan 

suatu hadis, sehingga hasil akhir dari penelitian kritik sanad (naqdu al-sanad) 

dan kritik matan (naqdu al-matn) dapat menentukan apakah kualitasnya 

betul-betul sampai kepada Nabi dan berasal dari Nabi. Berikut penulis akan 

menguraikan kedua aspek tersebut, yakni sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian Sanad (naqd al-sanad) 

Dalam melakukan penelitian sanad hadis mayoritas ulama merujuk 

kepada kesimpulan Ibnu al-S{ala>h} tentang defenisi hadis s}ahi>h} yang diperoleh 

dari hasil telaah kriteria atau syarat hadis s}ah}i>h sebagai tolok ukur atau syarat 

 

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

1992), h. 03. 
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ke-s}ah}i>h-an sanad dan matan hadis.35 Sedangkan M Syuhudi Ismail dalam 

kaidah mayornya masih mengerucutkan tentang defenisi kaidah kesahihan 

sanad hadis. Dari defenisi tersebut, ittis}a>l al-sanad (persambungan sanad), al-

adl (adil) dan da>bit} (kekuatan hafalan) dijadikan sebagai kriteria ke-s}ah}i>h}-an 

sanad hadis. 

a. Ittis}a>l al-Sanad (sanadnya tersambung) 

Menurut M. Syuhudi Ismail dalam dalam dalam bukunya yang 

berjudul Kaidah Kesahihan Sanad Hadis megatakan bahwa yang dimaksud 

dengan Ittis}a>l al-Sanad (ketersambungan sanad) ialah tiap-tiap perawi dalam 

dalam sanad hadis menerima riwayat dari perawi terdekat atau sebelumnya, 

keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari sebuah hadis.36 

Jadi dalam proses transmisi hadis setiap perawi harus bertemu atau 

kemungkinan ada pertemuan dan mendengar langsung hadis yang 

diriwayatkannya dari perawi yang terdekat dengannya dalam sanad.  

Ada 4 (empat) indikator pokok yang bisa dijadikan sebagai pijakan 

untuk mengetahui ketersambungan sanad (Ittis}a>l al-sanad), yaitu:37 

1) Memperhatikan S{i>gah al-Tah}ammul wa al-Ada>‘ 

Sigah al-tah}ammu wa al-ada>’ merupakan bentuk-bentuk atau macam 

proses penyampaian dan penerimaan suatu hadis. Diantara bentuk al-

tah}ammu wa al-ada>’ yang telah dirumuskan oleh para ulama hadis secara 

umum dapat diklasifikasikan menjadi delampan bentuk, diantaranya: sima>‘ 

 

35 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad; antara Antara Normativitas, Historis, 

dan Aplikasi (Cet.I : Yogyakarta; Semesta Aksara, 2020), h. 39.  

36 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan 

dengan Pendekantan Ilmu sejarah, (Jakarta: PT Bulang Bintang, 1995), h. 127. 

37Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad; antara Antara Normativitas, Historis, 

dan Aplikasi (Cet.I : Yogyakarta; Semesta Aksara, 2020), h. 40. 
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al-qira‘ah, al-ija>zah, al-munawalah, al-kita>bah, al-i‘la>m, al-wasiyyah bi al-

kita>b, dan al-wija>dah.38 

2) Memperhatikan Mu’a>s}arah dan Muba>syarah (sezaman dan 

pertemuan) 

Al-Mu’a>s}arah adalah kesezamanan dua orang perawi yakni antara 

guru dan murid, dalam artian seorang murid mendapati kurung waktu masa 

hidup dari gurunya yang menjadi indikasi ia mendengar hadis darinya.39 

Sedangkan al-Muba>syarah menurut muh}ammad bin S{alih ialah seorang murid 

melakukan rihlah ilmiah untuk menemui gurunya untuk meriwayatkan dan 

mendengarkan hadis-hadis darinya, dalam artian dua perawi yakni guru dan 

murid melakukan pertemua langsung.40 

3) Memperhatikan Hubungan Guru dan Murid 

Dalam menentukan ketersambungan sanad, hubungan  antara guru 

dan murid merupakan sesuatu yang sangat urgen diperhatikan. Dengan 

adanya hubungan antara keduanya dapat dijadikan barometer untuk 

menentukan ketersambungan sanad (ittis}a>l al-sanad) yang diteliti. Jika 

seorang perawi mengaku menyampaikan suatu hadis yang ia terima dari 

gurunya, tetapi setelah diteliti lebih lanjut dalam kitab-kitab rijal hadis tidak 

terdapat data yang menunjukkan pengakuan antara si guru kepada si murid 

atau tidak ada hubungan apapun, maka dalam kasus ini hadisnya disebut 

munqati’ yakni hadis yang sanadnya terputus. 

 
38 Mahmud Tahhan, Must}alah} al-H{adi>s, terj. Bahak Asadullah, Dasar-Dasar Ilmu H{adis 

(cet. II; Ummul Qurra’, 2016), h. 189. 

39 Kh.id bin Mansu>r bin ‘Abdullah al-Durais, Mauquf al-Ima>m al-Bukha>ri> wa Muslim 

min isyra>t al-Liqya wa al-siama>’ fi al-sanad al-mua’an bin al-Mu’asarain (Riyad : Maktabah al-

Rusyd, t. Th) h. 10. 

40 Muhammad bin Salih bin Muhammad al-Usimin, Mustalah al-Hadis (Cet.1 : cairo : 

Maktabah al-‘Ilm, 1415 H) h. 11. 
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4) Memperhatikan Tempat Tinggal (domisili) masing-masing Guru 

dan Murid 

Ketersambungan sanad suatu hadis juga dapat diketahui dengan 

melacak domisili masing-masing perawi hadis yang memiliki hubungan 

antara guru dan murid. Hubungan dari keduanya harus berasal dari satu 

tempat, sebab hal demikian merupakan salah satu indikasi yang dapat 

dijadikan sebagai acuan adanya pertememuan antara keduanya sekaligus 

menjadi barometer ketersambungan sanad hadis. 

Adapun cara mengaplikasian dari proses identifikasi keterangan 

tempat tinggal atau domisili dan rihlah ilmiah guru dan murid dapat 

dilakukan dengan mencari keterangantempat tinggal atau tempat yang pernah 

dikunjungi dari masing-masing keduanya dari kitab-kitab biografi periwayat 

hadis, seperti halnya kitab Tahzi>b al-Kama>l, Si>ra al’la>m al-Nubala’ dan lain-

lain yang menguraikan beberapa nama tempat yang menjadi tinjauan rihlah-

ilmiah para perawi hadis.41 

b. ‘A<dil (perawinya bersifat adil) 

Secara bahasa kata adil merupakan kata dalam bahasa Arab yang 

berasal dari kata  عدل  –  يعدل  –  عدالة memiliki arti berlaku adil.42 Sedangkan 

menurut Ibnu Manzur pengertian kata adil secara bahasa memiliki beberapa 

arti, yaitu; al-‘ada>lat (keadilan), Istiqa>mah (lurus), al-mayl ila> al-haq 

(condong kepada kebenaran).43 

 

 
41 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad; antara Antara Normativitas, Historis, 

dan Aplikasi (Cet.I : Yogyakarta; Semesta Aksara, 2020), h. 58 

42Lihat Kamus Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab Indonesia, H. 257. 

43Muhammad Rizaldi, Al-Di>n Yusru>n dalam Perspektif Hadis Nabi saw. dan 

Implikasinya Terhadap Sikap Keberislaman Kontemporer, (Makssar, Fakultas Ushuluddin dan 

filsafat, Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2022), H. 53. 
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Sedangkan pengertian Adil secara istilah sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Ibn S{ala>h} bahwasanya Jumhur ulama hadis dan fikih telah 

sepakat, seorang perawi hadis agar memenuhi sifat keadilan dan ke-d}abitan-

tan, dengan rincian seorang perawi hadis harus memenuhi kriteria; muslim, 

balig, berakal, selamat dari sebab kefasikan dan menjaga muru’ah.44 

Ulama hadis telah menjelaskan cara pengaplikasian kritik sanad pada 

aspek status keadilan seorang periwayat hadis, yakni: 

1) Kemasyhuran keutamaan seorang periwayat hadis dikalangan 

ulama 

2) Penilaian-penilaian dari para ulama kritikus hadis yakni 

pengungkapan kelebihan dan kekurangan dari seorang periwayat 

hadis  

3) Pengaplikasian kedah al-Jarh wa al-Ta‘dil.45 

c.  Kuat hafalannya (D{a>bit) 

Secara bahasa kata D{a>bit berasal dari bahasa Arab dari kata   ضبط–  
 diartikan, menetapi, menguatkan atau memelihara dalam   ضبطا ضابط   –يضبط  

bentuk kata kerja. Sedangkan secara istilah periwayatan hadis kata d}a>bit 

adalah orang yang memiliki kekuatan hafalan yang kuat, dia memahami serta 

hafal dengan baik apa yang ia riwayatkan serta mampu menyampaikannya 

kapan saja ia kehendaki.46 

Abu> Ba>kar Ka>fi> membagi d}a>bit menjadi dua bagian, yaitu: pertama, 

D{a>bit S{adr  yaitu kuat dalam dada. Maknanya dia memiliki daya ingat 

 

44Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad; antara Antara Normativitas, Historis, 

dan Aplikasi (Cet.I : Yogyakarta; Semesta Aksara, 2020), h. 59. 

45 Muhammad Rizaldi, Al-Di>n Yusru>n dalam Perspektif Hadis Nabi saw. dan 

Implikasinya Terhadap Sikap Keberislaman Kontemporer, (Makssar, Fakultas Ushuluddin dan 

filsafat, Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2022), h. 54. 

46 M Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, (cet. II; Bandung: Angkasa, 1994) , h. 179. 
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hafalan yang sangat kuat semenjak ia menerima hadis dari seorang syekh atau 

guru sampai ia meriwayatkannya  kembali kepada orang lain kapan saja 

diperlukan. Kedua, D{a>bit Kita>b yaitu kuat dalam tulisan. Artinya semenjak ia 

menuliskan hadisnya yang diterimanya dari gurunya terpelihara dari 

perubahan, pergantian dan pengurangan.47 

2. Metode Penelitian Matan (naqd al-matn) 

Penelitian matan hadis tidak kalah pentingnya dengan penelitian 

sanad, keduanya memiliki kedudukan yang sama, dalam hal ini sama-sama 

penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan kualitas 

suatu hadis. Suatu hadis dikatakan sahih (s}ah}i>h} liz\a>tih) apabila sanad dan 

matan hadis tersebut menurut ulama hadis sama-sama berkualitas sahih.48 

Dari sini dapat diketahui, bahwa hadis yang sanadnya sahih tetapi matannya 

tidak sahih dan sebaliknya matannya sahih dan sanadnya tidak sahih atau 

sanad dan matannya sama-sama tidak sahih maka hadis tersebut tidak 

termasuk kriteria hadis sahih.  

Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi suatu matan hadis menurut 

para ulama hadis agar dapat dikategorikan sebagai hadis sahih, yaitu: 

terhindar dari syaz dan terhindar dari illat. Kedua aspek tersebut menjadi 

indikator utama untuk melakukan penelitian matan hadis.49 

 

 

 

 

47 Abu> Bakar Kafi, Manhaj al-Imam al-Bukha>ri fi Tashih al-Hadis wa Ta’lilah, h. 53 

48 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan 

dengan Pendekantan Ilmu sejarah, (Jakarta: PT Bulang Bintang, 1995), H. 115. 

49Muhammad Rizaldi, Al-Di>n Yusru>n dalam Perspektif Hadis Nabi saw. dan 

Implikasinya Terhadap Sikap Keberislaman Kontemporer, (Makssar, Fakultas Ushuluddin dan 

filsafat, Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2022), H. 56 
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a. Terhindar dari Syuz\u>z \ (Kejanggalan) 

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang pengertian 

syuz\u>z\ suatu hadis dari pendapat-pendapat yang yang berbeda itu, ada tiga 

pendapat yang menonjol, yakni, yang dimaksud dengan hadis syuz\u>z\ adalah: 

1. Menurut Ima>m al-Syafi’i: hadis yang diriwayatkan oleh orang yang 

s\iqah, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang 

dikemukakan oleh banyak periwayat yang s\iqah. 

2. Menurut Imam al-Hakim an-Naisaburi: hadis yang diriwayatkan oleh 

orang yang s\iqah, tetapi orang-orang yang lainnya tidak 

meriwayatkan hadis itu. 

3. Menurut Imam Abu Ya’la al-Khalili: hadis yang sanadnya hanya satu 

buah saja, baik periwayatnyabersifat s\iqah maupun tidak bersifat 

s\iqah.   

Menurut Salahuddin al-Atlabi menyimpulkan bahwa tolok ukur 

untuk penelitian matan mencakup empat macam, yaitu: 

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an  

2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat  

3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah 

4. Susunan periwayatannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian50 

b. Terhindar dari Illah (Kecatatan) 

Pembahasan tetang ‘Illah berbeda dengan ta‘n al-h}adis (cacat umum) 

yang mudah untuk dideteksi. Cacat umum pada matan dapat diidentifikasi 

dari gejala kepalsuan yang amat beragam indikatornya, seperti penyandaran 

makna hadis kedalam kalimat yang sangat rancu bahasanya. Sedangkan Illah 

 

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

1992), H. 120-121. 
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(kecatatan) pada kritik matan adalah fakta penyebab yang keberadaanya 

tersembunyi, tetapi terdeteksi, maka matan hadis yang sahih bisa jatuh 

derajatnya dan dinyatakan tidak sahih.51 

Ada beberapa macam indikator untuk mengedentifikasi adanya illah} 

pada matan hadis yakni sebagai berikut: 

1) Sisipan pada matan suatu hadis 

2) Ziyadah Penambahan lafal atau kalimat yang bukan bagian dari matan 

hadis  

3) Inqilab pembalikan beberapa lafal pada matan hadis 

4) Adanya perubahan syakal atau huruf pada matan suatu hadis (al-tahrif 

wa al-tahshif ) 

5) Adanya penggabungan matan suatu hadis baik sebagian maupun 

keseluruhan pada matan hadis yang lain 

6) Kesalahan lafal pada periwayatan hadis bi al-makna (secara makna)52 

D. Tehnik Interpretasi H{adis dalam Kajian Ma‘a>ni> al-H{adi>s  

Pembahasan mengenai kajian Ma‘a>ni al-H{adis berorientasi kepada 

pemahaman hadis ditinjau dari tiga aspek, sebagaimana yang telah ditulis 

oleh Arifuddin Ahmad dalam bukunya yang berjudul Metodologi 

Pemahaman Hadis, Kajian Ilmu Ma‘a>ni al-H{adis, yaitu: Pertama Interpretasi 

Tekstual, kedua Interpretasi kontekstual, ketiga Interpretasi Intertekstual.  

 

 

 

51 Ali Yasmonto & Siti Rahmaturrasyidah Ratnawati, “ Studi Kritik Matan Hadis; 

Kajian Teoritis dan Aplikatif untuk Mengkaji Kesahihan Matan Hadis”, al-Bukhari 2 No. 2 

(2019), H. 219. 

52 Muhammad Rizaldi, Al-Di>n Yusru>n dalam Perspektif Hadis Nabi saw. dan 

Implikasinya Terhadap Sikap Keberislaman Kontemporer, (Makssar, Fakultas Ushuluddin dan 

filsafat, Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2022), H. 56 
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1. Interpretasi Tekstual  

Teknik interpretasi tekstual adalah interpretasi atau pemahaman 

terhadap matan hadis dari segi teksnya semata, baik itu hadis yang 

diriwayatkan secara lafal (bi al-lafzi) ataupun hadis yang diriwayatkan secara 

makna (bi al-ma’na) atau memperhatikan bentuk cakupan makna. Teknik 

interpretasi tekstual ini cenderun mengabaikan pertimbaangan asba>b al-

wurud atau latar belakang peristiwa hadis dan dalil-daalil linnya.53 

Dasar dari tekhnik interpretasi tekstual ini terdapat dalam QS. Al-

Najm/53:3-4. 

يٌ يّـُو حٰىۙ   ٣و م ا ي ـن ط ق  ع ن  الْ  وٰى    ٤ا ن  ه و  ا لََّ و ح 
Terjemahnyaa; 

3. dan tidak pula berucap (tentang Al-Qur’an dan penjelasannya) 
berdasarkan hawa nafsu(-nya). 4.  Ia (Al-Qur’an itu) tidak lain, kecuali 
wahyu yang disampaikan (kepadanya). (QS. Al-Najm/53:3-4).54 

Perlu dipertimbangkan beberapa hal dalam mengaplikasikan teknik 

interpretasi tekstual atau memahami hadis Nabi dari segi teksnya, antara lain;  

pertama teknik periwayatan (bil al-lafzi) dan (bi al-ma‘na), kedua gaya 

bahasa yang digunakan meliputi jami‘ al-kalim, tamsil, percakapan, kosa kata 

garib, pernyataan yang musykil, ketiga kandungan hadis meliputi aspek 

aqidah, ibadah, ketetapan hukum, al-targhib wa al-tarhib, dan irsyad.55 

2. Interpretasi Intertekstual 

Teknik interpretasi intertekstual adalah teknik memahami sebuah 

teks dengan adanya teks yang lain, baik dalam satu teks ataupun diluar teks 

 

53 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman H{adis; Kajian Ilmu Ma‘a>ni al-H{adis, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012), H. 19, 

54 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, H. 772. 

55 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman H{adis; Kajian Ilmu Ma‘a>ni al-H{adis, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012), H. 20. 
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karena adanya hubungan yang terkait. Penggunaan istilah interpretasi 

intertekstual dalam kajian hadis sebagai teknik interpretasi matan hadis atau  

pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika 

terhadap matan hadis bersangkutan, atau riwayat hadis yang tanawwu’ atau 

ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai kaitan dengan pembahasan matan hadis 

tersebut.56 

Adapun dasar penggunaan teknik ini ialah penegasan bahwa hadis 

Nabi adalah perilaku terhadap Nabi saw. yang merupakan satu kesatuan 

dengan hadis lain atau ayat-ayat al-Qur’an karena fungsi hadis juga sebagai 

bayan terhadap al-Qur’an. 

Allah swt. Berfirman didalam QS. Al-Nahl/16:44: 

ر  ل ت ـب يْ    ل لنَّاس  م ا ن ـز  ل  ا ل ي ه م  و ل ع لَّه م  ي ـتـ   ل بـ ي  نٰت  و الزُّب ر َۗ و ا ن ـز ل ن آ ا ل ي ك  الذ  ك   ٤٤ف كَّر و ن  با 
Terjemahnya 

44. (Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas 
(mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan aż-Żikr (Al-Qur’an) kepadamu 
agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan 
kepada mereka dan agar mereka memikirkan. (QS. Al-Nahl/16:44).57 

Aplikasi teknik interpretasi intertekstual terhadap hadis Nabi dapat 

diimplementasikan melalui beberapa pendekatan, yang mencakup: pertama;  

memahami hadis dengan cara memperhatikan sistematika matan hadis 

bersangkutan, kedua; memahami hadis dengan memperhatikan hadis lain 

yang semakna, ketiga; memahami hadis dengan memperhatikan ayat-ayat al-

Qur’an yang terkait, keempat; memperhatikan fungsi hadis sebagai bayan 

terhadap al-Qur’an, dalam hal ini; bayan al-tafsir wa al-tafshil, bayan al-taqrir 

wa al-tauqid,  bayan al-tasyri’ wa al-nasakh.58 

 

56 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman H{adis; Kajian Ilmu Ma‘a>ni al-H{adis, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012), H. 89. 

57 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

58 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman H{adis; Kajian Ilmu Ma‘a>ni al-H{adis, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 91. 
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3. Interpretasi Kontekstual 

Teknik interpretasi kontekstual adalah teknik menginterpretasikan 

atau memahami matan hadis  dengan meperhatikan asba>b al-wuru>d al-hadis 

dalam konteks di masa Rasul, pelaku sejarah, waktu, dan bentuk peristiwa 

dan konteks kekinian (konteks masa kini).59 

Adapun dasar penggunaan teknik interpretasi intertekstual ini adalah 

bahwa Nabi Muhammad saw. adalah telaadan yang baik atau uswah al-

hasanah, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Ahzab/33:21: 

ر  و ذ ك ر  اللّٰ    ٰخ  و ةٌ ح س ن ةٌ ل  م ن  ك ان  ي ـر ج وا اللّٰ   و ال يـ و م  الَ  اًَۗ ل ق د  ك ان  ل ك م  فِ   ر س و ل  اللّٰ   ا س   ٢١ ك ث يْ 
Terjemahnya: 

21.  Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang 
baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah. (QS. Al-
Ahzab/33:21).60 

Adapun teknik pengaplikasian interpretasi kontekstual ini dapat 

dilakukan dengan cara memahami kandungan hadis dengan memperhatikan 

segi konteksnya, yaitu dilihat dari segi ada atau tidaknya sebab al-wurud, 

dilihat dari segi Nabi Muhammad saw. sebagai subyek hadis, dilihat dari segi 

Rasulullah sebagai Nabi, kepala negara atau pemimpin masyarakat, hakim, 

suami, dan atau pribadi, dilihat dari segi objeknya yakni pihak yang dihadapi, 

dilihat dari segi ketika Nabi saw. dalam menyampaikan sabdanya sangat 

memperhatikan latar belakang budaya, kapasitas iman, kapasitas intelektual, 

dan kondisi intelektual audience-nya, dilihat dari bentuk peristiwa, Qauliyah, 

Fi‘liyah, dan Taqririah Rasulullah saw., pertanyaan dan perbuatan audience-

nya, dilihat dari tempat dan waktu peristiwa hadis.61 

 

59 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman H{adis; Kajian Ilmu Ma‘a>ni al-H{adis, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 117. 
60 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, H. 378-379. 

61Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman H{adis; Kajian Ilmu Ma‘a>ni al-H{adis, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012), H. 118-119. 
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BAB III 

TAKHRI<J AL-H{ADI<S TENTANG KEPO 

A. Pengertian Takhri>j al-H{adi>s 

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

Secar itemologi kata “takhri>j” adalah kata yang berasal dari bahasa 

arab dari akar kata   خروجا  –يُرج    –خرج  ,   yang diartikan menampakkan, 

mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan.62 Yang 

dimaksud dari menampakkan disini adalah menampakkan sesuatu yang tidak 

atau sesuatu yang masih tersembunyi, tidak kelihatan dan samar.  

Sedangkan pengertian takhri>j secara terminologi yang biasa 

dikemukakan oleh para ulama cukup bervarisi, diantarnya: 

a) Menurut Mah}mud Tah}h}a>n  yaitu menunjukkan letak asal hadis 

pada sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab yang didalamnya 

dikemukakan hadis tersebut secara lengkap dengan sanadnya 

masing-masing, kemudian untuk kepentingan penelitiaan maka 

dijelaskna kualitas hadis yang diperlukan. 

b) Menurut al-Humaidiy yaitu pengeluaran hadis dan 

mengedarkannya kepada manusia dengan menyebutkan sanad 

dan matannya, lalu dikatakan “ini adalah hadis riwayat al-

Bukhari”, yaitu mengeluarkan dan menampakkannya kepada 

manusia dengan menyebutkan sanad dan matannya secara 

sempurna.63 

c) Menurut Syekh Manna’ al-Qattan takhri>j al-H{adi>s, yaitu 

menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang 

 

62 Abdul Majid Khon, “Ulumul Hadis”, (Cet. Ke-6, Jakarta; Amzah: 2019). h. 127. 
63 Abd. Al-Ghafu>r bin ‘Abd al-Haqq Husain bir al-Bulu>syi>, ‘Ilm al-Takhri>j, wa daurih fi> 

Kidmah al-Sunnah al-Nabawiyah, Juz I, h. 12 
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mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan 

derajatnya ketika diperlukan. 

2. Manfaat Takhri>j al-H{adi>s  

a. Takhrij memperkenalkan sumber-sumber hadis, kitab-kitab asal 

dimana suatu hadis berada, beserta ulama yang meriwayatkannya. 

b. Takhrij dapat menambah perbendaharaan sanad hadis-hadis 

melalui kitab-kitab yang ditunjukinya. Semakin banyak kitab-

kitab asal yang memuat suatu hadis, semakin banyak pula 

perbendaharaan sanad yang dimiliki. 

c. Takhrij dapat memperjelas keadaan sanad. Dengan 

membandingkan riwayat-riwayat hadis yang banyak itu maka 

dapat diketahui apakah riwayat itu munqathi’,64 mu’dal65 dan lain-

lain. Demikian pula dapat diketahui apakah status riwayat tersebut 

apakah sahih atau lainnya. 

d. Takhrij dapat memperjelas hukum hadis dengan banyaknya 

riwayaatnya. Terkadang didapatkan hadis yang da‘if melalui suatu 

riwayat, namun dengan takhrij kemungkinan akan mendapatkan 

riwayat lain yang sahih. Hadis yang sahih itu akan mengangkat 

hukum derajat hukum hadis yang da‘if tersebut ke derajat yang 

lebih tinggi. 

e. Dengan takhrij dapat memperoleh pendapat-pendapat para ulama 

sekitar hukum hadis. 

 
64Hadis Mungqati’ ialah hadis yang sanadnya terputus, dimanaapuntempat terputusnya 

baik terputusnya pada bagian awal, akhir ataupun pertengahan sanad. Lihat Mah}mud Tah}h}an, 

Tafsir Must}alah} Al-H{adis, terj Abu> Fuad, Ilmu Hadis Praktis (Cet. Bogor: Pustakah Tariqul 

Izzah, 2005), H. 92. 

65Hadis Mu‘dal ialah hadis yang sanadnya gugur dua orang rawi atau lebih secara 

berturut-turut. Lihat Mah}mud Tah}h}an, Tafsir Mustalah al-H{adis, ter. Abu> Faud, Ilmu Hadis 

Praktis, H. 89. 
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f. Takhrij dapat memperjelas perawi hadis yang samar. Karena 

terkadang didapati perawi yang belum ada kejelasan namanya, 

seperti Muhammad, Khalid dan lain-lain. Dengan adanya takhrij 

kemungkinan kita akan dapat mengetahui nama-nama perawi yang 

sebenaranya secara lengkap. 

g. Takhrij dapat memperjelas perawi hadis yaang tidak dikethui 

namaanya melalui perbandingan diantara sanad-sanad. 

h. Takhrij dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya 

percampuran periwayat. 

i. Takhrij dapat menafikan pemakaian “AN” dalam periwyatan hadis 

oleh seorang perawi mudallis. Dengan didapatinya sanad yang lain 

yang memakai kata yang jelas ketersambungan sanadny, maka 

periwayatan yang memakai “AN” tadi akan tampak pula 

ketersambungan sanadnya. 

j. Takhrij dapat membedakan proses periwayatan yang dilakukan 

dengan lafal dan yang dilakukan dengan ma‘na (pengertian) saja.66 

B. Takhri>j al-H{adi>s Tentang Kepo (Rasa Ingin Tahu) 

1. Pelacakan Hadis Melalui Lima Metode  

Adapun redaksi hadis yang menjadi penelitian penulis pada skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

س ع يدٍ   أ بِ   ع ن   ن ـع مٍ،  أ بِ   اب ن   ع ن    ، ال ق ع ق اع  ب ن   ع م ار ة   ث ـن ا  ح دَّ ف ض ي لٍ،  ب ن   مُ  مَّد   ث ـن ا  أ د يٍ ح دَّ فِ   ب ذ ه ب ةٍ  و س لَّم   ع ل ي ه   الله   ص لَّى  اللَّّ   ر س ول   إ لَ   ال ي م ن   م ن   ع ل يٌّ  ب ـع ث    : ق ال   ، ر ي    الْ  د 
 ز ي د  م ق ر وظٍ، لَ   تُ  صَّل  م ن  ت ـر ابِ  ا، ف ـق س م ه ا ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ب يْ   أ ر ب ـع ةٍ: ب يْ   

ث ة ، أ و  ع ام ر  ب ن  الطُّف ي ل    ص نٍ، و ع ل ق م ة  ب ن  ع لا  ن ة  ب ن  ح   -الْ  يْ  ، و الأ  قـ ر ع  ب ن  ح اب سٍ، و ع يـ يـ 
ف ـو ج د  م ن  ذ ل ك  ب ـع ض  أ ص ح اب ه  و الأ  ن ص ار  و غ يْ  ه م ، ف ـق ال  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله   -ش كَّ ع م ار ة  

اءً ، ع ل ي ه  و س لَّم : أ لَ  ت ـتَّم ن ونِ  و أ نَ  أ م يْ  م ن  فِ  السَّم اء ، يَّ  ت ينِ  خ بَ ٌ م ن  السَّم اء  ص ب احًا و م س  
 

66 Abustni Ilyas, “Pengantar Ilmu Hadis”, (Cet. II Surakarta: Zadahaniva Publishing: 

2013), h. 118-119. 
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ال    ي ة ، م ش مَّر   الل  ح  الْ  بـ ه ة ، ك ثُّ  ز   ش  نـ ت يْ  ، نَ  ال و ج  ال ع يـ ن يْ   ، م ش ر ف   ه  ر ج لٌ غ ائ ر   أ تَ  ز ار ، ثْ َّ 
: و يُ  ك  أ ل س   : ف ـر ف ع  ر أ س ه  إ ل ي ه ، ف ـق ال  : اتَّق  اللَّّ  يٰ  ر س ول  اللَّّ ، ق ال  ، ف ـق ال  ت  أ ح قَّ مُ  ل وق  الرَّأ س  ؟ ي  اللَّّ  أ نَ 

ل  الأ  ر ض  أ ن  ي ـتَّق  ، ف ـق ال  خ ال دٌ: يٰ  ر س ول  اللَّّ ، أ لَ  أ ض ر ب  ع ن ـق ه ؟ ف ـق ال   أ ه  ثْ َّ أ د ب ـر 
: إ نَّه  ر بَّ   ق ـل وب  م ص لٍ  ي ـق ول  ب ل س ان ه  م ا ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم : ف ـل ع لَّه  ي ك ون  ي ص ل  ي ف ـق ال  ع ن   أ ن ـق  ب   أ ن   أ وم ر   لَ    إ نِ    و س لَّم :  ع ل ي ه   الله   ص لَّى  اللَّّ   ر س ول   ف ـق ال   ق ـل ب ه ،  فِ    ل ي س  

، ف ـق ال   ُّ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  و ه و  م ق فٍ  ، و لَ  أ ش قَّ ب ط ونَ  م  ، ثْ َّ ن ظ ر  إ ل ي ه  النَّبِ  : ه ا إ نَّه  النَّاس 
الد  ين  ك م ا  م ن   يَ  ر ق ون   ر ه م ،  ال ق ر آن ، لَ  يُ  او ز  ح ن اج  ي ـق ر ء ون   ق ـو مٌ  ا  ئ  ه ذ  ئ ض  م ن  ض  ر ج   م  م ن  الرَّم يَّة  س ي خ   .67يَ  ر ق  السَّه 

Setelah mengetahui penggalan hadis yang akan diteliti, selanjutnya 

peneliti akan melakukan takhrij melalui kitab mu’jam hadis. 

a. Metode Awal Matan 

Dalam mengaplikasikan metode ini digunakan kitab Jam‘ al-Jawa>mi‘ 

al-Ma‘ru>f al-Kabi>r dengan mengedintifikasi awal matan atau lafal pertama 

matan hadis yang diteliti. Dari hasil penelusuran peneliti, mendapatkan 

bahwa yang menjadi awalan matan yang penulis teliti adalah   إنِ لَ أومر أن أنقب
الناس   قلوب   adapun hasil dari mencarian menggunakan kitab metode ini عن 

penulis mendapatkan alamat sebagai berikut: 

، و لَ  أ ش قَّ ب ط ونَ  م    68)حم, خ عن أبِ سعيد(    إ نِ   لَ   أ وم ر  أ ن  أ ن ـق  ب  ع ن  ق ـل وب  النَّاس 
Berdasarkan kode-kode yang termuat pada kitab mu‘jam tersebut di 

atas memberikan petunjuk bahwa objek penelitian hadis yang penulis teliti 

terdapat pada kitab: 

1) Hadis tersebut terdapat dalam kitab Sah}i>h al-Bukha>ri> dengan kode 

 .(خ)

2) Hadis tersebut terdapat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H{ambal 

dengan kode (حم). 

3) Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu> Sa‘i>d dengan kode ( أبِ سعيد). 
 

67 Abu> ‘Abdullah Ah}mad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Ayayba>niy, Musnad al-Ima>m 

Ah}mad bin Hanbal, Juz VII (Cet. I, Bairut ; Muassasah al-Risa>lah, thn. 1412 H/1995 M), h. 46. 

68 Jala>l al-Di>n al-Suyuti>, al-Ja>mi’ al-Jawa>mi’ al-Kabi>r, Juz III (Cet.1 : Mesir: Da>r al-

Sa‘a>dah litaba<‘ah, 1426H/2005M), H. 106 
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b. Metode Salah Satu Lafal  

Dalam pengaplikasian metode ini digunakan kitab Al-Mu‘jam al-

Mufah}ras} li al-Fa>z\ al-H{adi>s\ al-Nabawi> dengan mencari salah satu lafal dalam 

matn hadis. Adapun lafal yang akan peneliti gunakan adalah: 

1. Menggunakan kata نقب dan didapati alamat berikut: 

 469,  3,, حم    144  ,, م زكاة 16إنِ لَ أومر أن أنقب عن قلوب الناس خ مغازى  
2. Menggunakan kata قلب dan didapati alamat berikut: 

 1670إنِ لَ أومر أن أنقب عن قلوب الناس خ مغازى  

3. Menggunakan kata بطن dan didapati alamat berikut: 

 471,  3,, حم    144  ,, م زكاة 16لَ أومر أن أنقب عن قلوب الناس خ مغازى    .…

Berdasarkan petunjuk alamat di atas, hadis yang penulis teliti 

terdapat dalam kitab : 

a) S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, kitab Magha>zi>, bab 16. 

b) S{ah}i>h} Muslim, Kitab Zaka>h, nomor hadis 144. 

c) Musnad Ah}mad bin H{ambal, Juz 3, halaman 4. 

c. Metode Berdasarkan Ra>wi> al-‘A‘la> 

Dalam upaya melakukan pelacakan hadis yang penulis ingin teliti, 

penulis tidak menemukan hadis yang dimaksud dengan menggunakan metode 

yang ke-tiga ini. Tentunya setelah memaksimalkan penggunaan kitab yang 

diperlukan dan bantuan aplikasi maktabah syamilah. 

 

 

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

Alfa>d} al-H}adi>s\ al-Nabawiy, juz VI (Cet. II; Li>din : Maktabah Biri>l, thn. 1936), h. 530. 

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

Alfa>d} al-H}adi>s\ al-Nabawiy, juz V (Cet. II; Li>din : Maktabah Biri>l, thn. 1936), h. 460. 

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

Alfa>d} al-H}adi>s\ al-Nabawiy, juz I (Cet. II; Li>din : Maktabah Biri>l, thn. 1936), h. 193 
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d. Metode Berdasarkan Tema 

Dalam upaya melakukan pelacakan hadis yang penulis ingin teliti, 

penulis tidak menemukan hadis yang dimaksud dengan menggunakan metode 

yang ke-empat ini. Tentunya setelah memaksimalkan penggunaan kitab yang 

diperlukan dan bantuan aplikasi maktabah syamilah. 

e. Metode Berdasarkan Status Hadis 

Dalam upaya melakukan pelacakan hadis yang penulis ingin teliti, 

penulis tidak menemukan hadis yang dimaksud dengan menggunakan metode 

yang ke-lima ini. Tentunya setelah memaksimalkan penggunaan kitab yang 

diperlukan dan bantuan aplikasi maktabah syamilah. 

2. Penelusuran Hadis Berdasarkan Petunjuk Kitab Mu‘jam Hadis 

Setelah melakukan penelusuran dengan menggunakan berbagai kitab 

Mu‘jam hadis, penulis telah menemukan berbagai macam alamat hadis yang 

merujuk kepada kitab sumber, diantaranya: 

a. Imam al-Bukhari dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz III, halaman 162-162, 

nomor hadis 4351. 

ث ـن ا   -  4351 ش بَ  م ة ، ح دَّ ب ن   الق ع ق اع   ب ن   ع م ار ة   ع ن   د ،  الو اح  ع ب د   ث ـن ا  ب ة ، ح دَّ ق ـتـ يـ  ث ـن ا  : ب ـع ث  ع ل يُّ ب ن  أ بِ  ط ال بٍ ح دَّ ر يَّ، ي ـق ول  : سَ  ع ت  أ با  س ع يدٍ الْ د  م ق ر وظٍ، ع ب د  الرَّحْ  ن  ب ن  أ بِ  ن ـع مٍ، ق ال  أ د يٍ  فِ   ب ةٍ  يـ  ب ذ ه  الي م ن   م ن   و س لَّم   ع ل ي ه   الله   ص لَّى  اللَّّ   ر س ول   إ لَ   ع ن ه   اللَّّ   ي   لَ     ر ض  رٍ، و أ قـ ر ع  ب ن  حاب سٍ  ن ة  ب ن  ب د  : ف ـق س م ه ا ب يْ   أ ر ب ـع ة  ن ـف رٍ، ب يْ   ع يـ يـ  ، و ز ي د  تُ  صَّل  م ن  ت ـر ابِ  ا، ق ال 
، ف ـق ال  ر ج لٌ م ن  أ ص ح اب ه : ك نَّا نَ  ن  أ   ، و الرَّاب ع : إ مَّا ع ل ق م ة  و إ مَّا ع ام ر  ب ن  الطُّف ي ل  ح قَّ الْ ي ل  : أ لَ  تَ  م ن ونِ  و أ نَ   َّ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ف ـق ال  : ف ـبـ ل غ  ذ ل ك  النَّبِ  ا م ن  ه ؤ لَ ء ، ق ال  أ م يْ  م ن    بِ  ذ 

م ش ر ف   الع يـ ن يْ  ،  غ ائ ر   ر ج لٌ  ف ـق ام    : ق ال  و م س اءً،  ص ب احًا  السَّم اء   خ بَ    يَّ  ت ينِ   السَّم اء ،  فِ  
، م ش مَّر  ال ز ار ، ف ـق ال  يٰ  ر س ول  اللَّّ    ي ة ، مُ  ل وق  الرَّأ س  ز  الْ بـ ه ة ، ك ثُّ الل  ح  ش  نـ ت يْ  ، نَ  اتَّق  الو ج 

: ثْ َّ و لََّ الرَّج ل ، ق ال  خ ال   ي  اللَّّ  ق ال 
ل  الأ ر ض  أ ن  ي ـتَّق  ، أ و ل س ت  أ ح قَّ أ ه  : و ي ـل ك  د  اللَّّ ، ق ال 

: لَ ، ل ع لَّه  أ ن  ي ك ون  ي ص ل  ي ف ـق ال  خ ال دٌ: و   ك م   ب ن  الو ل يد : يٰ  ر س ول  اللَّّ ، أ لَ  أ ض ر ب  ع ن ـق ه ؟ ق ال 
أ وم ر  م ن  م ص لٍ  ي ـق ول  ب ل س ان ه  م ا ل ي س  فِ  ق ـل ب ه ، ق ال  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم : إ نِ   لَ    

: إ نَّه  ي    ، ف ـق ال  : ثْ َّ ن ظ ر  إ ل ي ه  و ه و  م ق فٍ  ر ه م ، يَ  ر ق ون  م ن  الد  ين  ك م ا يَ   ر ج  أ ن  أ ن ـق ب  ع ن  ق ـل وب  النَّاس  و لَ  أ ش قَّ ب ط ونَ  م  ق ال  ا ق ـو مٌ ي ـتـ ل ون  ك ت اب  اللَّّ  ر ط بًا، لَ  يُ  او ز  ح ن اج  ئ  ه ذ  ئ ض  ر ق  م ن  ض 
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م  م ن  الرَّم يَّة ، و أ ظ نُّه    ت ـه م  لأ  قـ ت ـل نـَّه م  ق ـت ل  ثَ  ود  1السَّه  : ل ئ ن  أ د ر ك   72ق ال 
b. Imam Muslim dalam S{ah}i>h} Muslim, juz II, halaman 471-472, dengan 

nomor hadis 1064. 

144  -  (1064 ، د ، ع ن  ع م ار ة  ب ن  ال ق ع ق اع  ث ـن ا ع ب د  ال و اح  ب ة  ب ن  س ع يدٍ، ح دَّ ث ـن ا ق ـتـ يـ  ( ح دَّ
: ب ـع ث  ع ل يُّ ب ن  أ بِ   ر يَّ، ي ـق ول  : سَ  ع ت  أ با  س ع يدٍ الْ  د  ث ـن ا ع ب د  الرَّحْ  ن  ب ن  أ بِ  ن ـع مٍ، ق ال   ح دَّ

ن  ط ال بٍ إ لَ  ر س ول  الله  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  م ن  ال ي م ن ، ب ذ ه ب ةٍ فِ  أ د يٍ م ق ر وظٍ لَ   تُ  صَّل  م   ص نٍ، و الأ  قـ ر ع  ب ن  ح اب سٍ، و ز ي د    ن ة  ب ن  ح  : ف ـق س م ه ا ب يْ   أ ر ب ـع ة  ن ـف رٍ: ب يْ   ع يـ يـ  ، ت ـر ابِ  ا، ق ال  الْ  ي ل 
، ف ـق ال  ر ج لٌ م ن  أ ص ح اب ه : ك نَّا نَ    ث ة ، و إ مَّا ع ام ر  ب ن  الطُّف ي ل  ن  أ ح قَّ و الرَّاب ع  إ مَّا ع ل ق م ة  ب ن  ع لا    : َّ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم ، ف ـق ال  : ف ـبـ ل غ  ذ ل ك  النَّبِ  ء ، ق ال  ا م ن  ه ؤ لَ  ؟ و أ نَ  أ م يْ  أ  بِ  ذ  لَ  تَ  م ن ونِ 

: ف ـق ام  ر ج لٌ غ ائ ر  ال ع يـ ن يْ  ، م ش ر ف   : يٰ  ر س ول  الله  م ن  فِ  السَّم اء ، يَّ  ت ينِ  خ بَ   السَّم اء  ص ب احًا و م س اءً ق ال  ز ار ، ف ـق ال  ، م ش مَّر  ال   ي ة ، مُ  ل وق  الرَّأ س  ز  الْ  بـ ه ة ، ك ثُّ الل  ح  ش  نـ ت يْ  ، نَ  ، اتَّق  ال و ج 
: ثْ َّ و لََّ الرَّج ل ، ف ـق ال  خ ال   ي  الله  ق ال 

ل  الأ  ر ض  أ ن  ي ـتَّق  : و ي ـل ك  أ و ل س ت  أ ح قَّ أ ه  د  الله ، ف ـق ال 
، ل ع لَّه  أ ن  ي ك ون  ي ص ل  ي ق ال  خ ال دٌ: و ك   : لَ  م   ب ن  ال و ل يد : يٰ  ر س ول  الله ، أ لَ  أ ض ر ب  ع ن ـق ه ؟ ف ـق ال  أ وم ر  م ن  م ص لٍ  ي ـق ول  ب ل س ان ه  م ا ل ي س  فِ  ق ـل ب ه ، ف ـق ال  ر س ول  الله  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم : إ نِ   لَ    

: إ نَّه    ، ف ـق ال  : ثْ َّ ن ظ ر  إ ل ي ه  و ه و  م ق فٍ  ، و لَ  أ ش قَّ ب ط ونَ  م  ق ال  ي  ر ج  أ ن  أ ن ـق ب  ع ن  ق ـل وب  النَّاس 
ر ه م ، يَ  ر ق ون  م ن  الد  ين  ك م ا يَ    ا ق ـو مٌ ي ـتـ ل ون  ك ت اب  الله ، ر ط بًا لَ  يُ  او ز  ح ن اج  ئ  ه ذ  ئ ض  ر ق  م ن  ض  ت ـه م  لأ  قـ ت ـل نـَّه م  ق ـت ل  ثَ  ود   : ل ئ ن  أ د ر ك  : أ ظ نُّه  ق ال  م  م ن  الرَّم يَّة  ق ال   73السَّه 

c. Imam Ahmad dalam Musnad Ah}mad bin H{ambal, Juz XVII, halaman 46-

47, dengan nomor hadis 11008. 

، ع ن  اب ن  أ بِ  ن ـع مٍ، ع ن  أ بِ    -  11008 ث ـن ا ع م ار ة  ب ن  ال ق ع ق اع  ث ـن ا مُ  مَّد  ب ن  ف ض ي لٍ، ح دَّ ال ي م ن  إ لَ  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ب ذ ه ب ةٍ فِ  ح دَّ : ب ـع ث  ع ل يٌّ م ن   ، ق ال  ر ي    س ع يدٍ الْ  د 
ةٍ: ب يْ   أ د يٍ م ق ر وظٍ، لَ   تُ  صَّل  م ن  ت ـر ابِ  ا، ف ـق س م ه ا ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ب يْ   أ ر ب ـع  

ث ة ، أ و  ع ام ر  ب ن  الطُّف   ص نٍ، و ع ل ق م ة  ب ن  ع لا  ن ة  ب ن  ح  ي ل  ز ي د  الْ  يْ  ، و الأ  قـ ر ع  ب ن  ح اب سٍ، و ع يـ يـ  ف ـو ج د  م ن  ذ ل ك  ب ـع ض  أ ص ح اب ه  و الأ  ن ص ار  و غ يْ  ه م ، ف ـق ال  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى   -ش كَّ ع م ار ة     -
ي ة ، م ش مَّر  ال   و م س اءً   الله  ع ل ي ه  و س لَّم : أ لَ  ت ـتَّم ن ونِ  و أ نَ  أ م يْ  م ن  فِ  السَّم اء ، يَّ  ت ينِ  خ بَ ٌ م ن  السَّم اء  ص ب احًا  ز  الْ  بـ ه ة ، ك ثُّ الل  ح  ش  نـ ت يْ  ، نَ  ه  ر ج لٌ غ ائ ر  ال ع يـ ن يْ   ، م ش ر ف  ال و ج  ز ار ، ، ثْ َّ أ تَ 
: و يُ  ك  أ ل س   : ف ـر ف ع  ر أ س ه  إ ل ي ه ، ف ـق ال  : اتَّق  اللَّّ  يٰ  ر س ول  اللَّّ ، ق ال  ، ف ـق ال  ، ف ـق ال  خ ال دٌ: يٰ  ر س ول  اللَّّ ، أ لَ  أ ض ر ب  ع ن ـق ه ؟ ت  أ ح قَّ مُ  ل وق  الرَّأ س  ؟ ثْ َّ أ د ب ـر  ي  اللَّّ  أ نَ 

ل  الأ  ر ض  أ ن  ي ـتَّق  ف ـق ال    أ ه 
: إ نَّه  ر بَّ م ص لٍ  ي ـق ول  ب ل س ان   ه  م ا ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم : ف ـل ع لَّه  ي ك ون  ي ص ل  ي ف ـق ال 

ق ـل وب   ع ن   أ ن ـق  ب   أ ن   أ وم ر   لَ    إ نِ    و س لَّم :  ع ل ي ه   الله   ص لَّى  اللَّّ   ر س ول   ف ـق ال   ق ـل ب ه ،  فِ    ل ي س  
، ف ـق ال   ُّ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  و ه و  م ق فٍ  ، و لَ  أ ش قَّ ب ط ونَ  م  ، ثْ َّ ن ظ ر  إ ل ي ه  النَّبِ  : ه ا إ نَّه  النَّاس 

 

72 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-Buk\ariy, Juz III (Cet. 1 ; Da>r T}awqu al-Najah, thn, 1422 H), h. 162-162. 

73 Muslim bin al-H}ajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisa>bu>riy, Al-Musnad al-S}ah}i>h} 

al-Muk\tas}a>r bi Naqli al-‘Adli ‘an al-‘Adl ila> saw, Juz II (Bairut : Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabiy, 

t.th), h. 471-472 
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الد  ين  ك م ا  م ن   يَ  ر ق ون   ر ه م ،  ال ق ر آن ، لَ  يُ  او ز  ح ن اج  ي ـق ر ء ون   ق ـو مٌ  ا  ئ  ه ذ  ئ ض  م ن  ض  ر ج   م  م ن  الرَّم يَّة  س ي خ   74يَ  ر ق  السَّه 

Demikianlah hasil penelusuran penulis dalam kitab sumber, dari hasil 

pengumpulan menunjukkan bahwa hadis yang penulis teliti terdapat 3 (tiga) 

riwayat yang berbeda, yaitu dalam kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, kitab S{ah}i>h}}> 

Muslim, dan Musnad Ah}mad bin H{ambal. Selanjutnya penulis akan 

melakukan I‘tiba>r al-Sanad.   

3. I‘tiba>r al-Sanad 

Setelah penulis melakukan takhrij sebagai langkah awal penelitian, 

maka langkah selanjutnya penulis akan melakukan kegiatan i‘tiba>r al-sanad. 

Kegunaan melakukan i‘tiba>r, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur 

sanad hadis yang diteliti, demikian juga dengan nama-nama periwayatnya, 

dan metode periwayatan yang digunakan masing-masing periwayat yang 

bersangkutan. Jadi kegunaan al-i‘tiba>r adalah untuk mengetahui keadaaan 

sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada tidaknya pendukung (corroboration) 

berupa periwayat yang berstatus syah}id75  dan muta>>bi‘.76 

Berdasarkan hasil pengumpulan hadis yang merujuk pada kitab 

sumber, matan hadis yang menjadi objek penelitian ditemukan 3 jalur 

 

74 Abu> ‘Abdullah Ah}mad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Ayayba>niy, Musnad al-Ima>m 

Ah}mad bin Hanbal, Juz XVII (Cet. I, Bairut ; Muassasah al-Risa>lah, thn.  1418 H/1997 M), h. 46-

47 

75 Pengertian sya>hid (dalam istilah ilmu hadis biasa diberi kata jamak dengan syawa>hi) 

adalah periwayat yang berstatus pendukung dan berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi. 

Melaui i‘tiba>r, aka dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki muta>bi‘ dan sya>hid 

ataukah tidak. Lihat Syuhudi Ismail, “Metodologi Penelitian Hadis Nabi”, H. 52. 

76 Al-Muta>bi‘ disebut juga al-Ta>bi‘ menurut bahasa adalah isim fa‘il dari kata taba’a 

yang artinya yang mengiringi atau yang mencocoki. Sedangkan menurut istilah adalah suatu 

hadis yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadis itu juga, dan sahabat yang meriwayatkan 

adalah satu. Lihat Syekh Manna’ al-Qattan, pengantar Studi Ilmu Hadis Cet. VII, H. 180. Yang 

dimaksud muta>bi’ (biasa juga disebut ta>bi‘ dengan jamak tawa>bi’) ialah periwayat yang berstatus 

pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Lihat Syuhudi Ismail, “Metodologi 

Penelitian Hadis Nabi”, H. 52. 
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periwayatan, diantaranya 1 jalur dari S{ah}i>h} al-Bukhari>, 1 jalur dari S{ah}i>h} 

Muslim, 1 jalur dari Musnad Ah}mad bin H{ambal. Dari 3 jalur periwayatan 

tersebut, penulis tidak menemukan adanya Sah}id dan Muta>bi‘. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat dari skema gabungan berikut ini: 
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 ع م ار ة  ب ن  ال ق ع ق اع  
 

 ع ب د  الرَّحْ  ن  ب ن  أ بِ  ن ـع مٍ 
 

، و لَ  أ ش قَّ ب ط ونَ  م    إ نِ   لَ   أ وم ر  أ ن  أ ن ـق  ب  ع ن  ق ـل وب  النَّاس 

ر يَّ أ با  س ع يدٍ   الْ  د   
 

 ر س ول  اللَّّ  صل الله عليه وسلم 

نـ ب ل    أ حْ  د بن ح 

 مُ  مَّد  ب ن  ف ض ي لٍ 

ل م  م س 

 حدثنا 

 أل ب خ ار ي

د    ع ب د  ال و اح 
 

 سَعت 

 عن

ب ة  ب ن  س ع يدٍ   ق ـتـ يـ 

 عن

حدثنا 
 

 عن

حدثنا 
 

حدثنا 
 

حدثنا 
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C. Kualitas Sanad dan Matan Hadis tentang Kepo (Rasa Ingin Tahu) 

1. Kritik Sanad (Naqd al-Sanad) 

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian sanad. Untuk memperlancar 

penelitian sanad hadis, maka perlu dicantumkan setiap biografi periwayat 

hadis dengan mencantumkan nama lengkap, tahun lahir dan wafatnya, nama-

nama guru dan muridnya, daerah tempat tinggal, pendapat ulama kritikus 

hadis mengenai keadilan dan ked{abitan periwayat tersebut.  

Untuk menentukan ketersambungan sanad penulis mengikuti 

persyaratan yang dicantumkan oleh Ima>m Muslim yaitu memastikan bahwa 

antara guru dan murid terjadi Mu‘a>sarah atau kesezamanan antara keduanya 

sehingga memungkinkan adanya pertemuan kedua belah pihak. 

Adapun jalur sanad yang akan penulis kaji dalam penelitian ini 

adalah hadis riwayat Imam Ah}mad bin H{ambal, Muh}ammad bin fudail, 

‘Amma>rah bin al-Qa‘qa>‘, Ibnu Abi> Nu‘aim, Sa‘i>d al-Khudri>.  

، ع ن  اب ن  أ بِ  ن ـع مٍ، ع ن  أ بِ    -  11008 ث ـن ا ع م ار ة  ب ن  ال ق ع ق اع  ث ـن ا مُ  مَّد  ب ن  ف ض ي لٍ، ح دَّ ال ي م ن  إ لَ  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ب ذ ه ب ةٍ فِ  ح دَّ : ب ـع ث  ع ل يٌّ م ن   ، ق ال  ر ي    س ع يدٍ الْ  د 
ةٍ: ب يْ   أ د يٍ م ق ر وظٍ، لَ   تُ  صَّل  م ن  ت ـر ابِ  ا، ف ـق س م ه ا ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ب يْ   أ ر ب ـع  

ث ة ، أ و  ع ام ر  ب ن  الطُّف   ص نٍ، و ع ل ق م ة  ب ن  ع لا  ن ة  ب ن  ح  ي ل  ز ي د  الْ  يْ  ، و الأ  قـ ر ع  ب ن  ح اب سٍ، و ع يـ يـ  ف ـو ج د  م ن  ذ ل ك  ب ـع ض  أ ص ح اب ه  و الأ  ن ص ار  و غ يْ  ه م ، ف ـق ال  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى   -ش كَّ ع م ار ة     -
ي ة ، م ش مَّر  ال   و م س اءً   الله  ع ل ي ه  و س لَّم : أ لَ  ت ـتَّم ن ونِ  و أ نَ  أ م يْ  م ن  فِ  السَّم اء ، يَّ  ت ينِ  خ بَ ٌ م ن  السَّم اء  ص ب احًا  ز  الْ  بـ ه ة ، ك ثُّ الل  ح  ش  نـ ت يْ  ، نَ  ه  ر ج لٌ غ ائ ر  ال ع يـ ن يْ   ، م ش ر ف  ال و ج  ز ار ، ، ثْ َّ أ تَ 
: و يُ  ك  أ ل س   : ف ـر ف ع  ر أ س ه  إ ل ي ه ، ف ـق ال  : اتَّق  اللَّّ  يٰ  ر س ول  اللَّّ ، ق ال  ، ف ـق ال  ، ف ـق ال  خ ال دٌ: يٰ  ر س ول  اللَّّ ، أ لَ  أ ض ر ب  ع ن ـق ه ؟ ت  أ ح قَّ مُ  ل وق  الرَّأ س  ؟ ثْ َّ أ د ب ـر  ي  اللَّّ  أ نَ 

ل  الأ  ر ض  أ ن  ي ـتَّق  ف ـق ال    أ ه 
: إ نَّه  ر بَّ م ص لٍ  ي ـق ول  ب ل س ان   ه  م ا ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم : ف ـل ع لَّه  ي ك ون  ي ص ل  ي ف ـق ال 

ق ـل وب   ع ن   أ ن ـق  ب   أ ن   أ وم ر   لَ    إ نِ    و س لَّم :  ع ل ي ه   الله   ص لَّى  اللَّّ   ر س ول   ف ـق ال   ق ـل ب ه ،  فِ    ل ي س  
، ف ـق ال   ُّ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  و ه و  م ق فٍ  ، و لَ  أ ش قَّ ب ط ونَ  م  ، ثْ َّ ن ظ ر  إ ل ي ه  النَّبِ  : ه ا إ نَّه  النَّاس 

الد  ين  ك م ا  م ن   يَ  ر ق ون   ر ه م ،  ال ق ر آن ، لَ  يُ  او ز  ح ن اج  ي ـق ر ء ون   ق ـو مٌ  ا  ئ  ه ذ  ئ ض  م ن  ض  ر ج   س ي خ 
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م  م ن  الرَّم يَّة    77يَ  ر ق  السَّه 

a. Ah}mad bin H{ambal 

Ah{mad bin H{anbal bernama lengkap Ah{mad bin M uh{ammad bin 

H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni Abu> ‘Abdillah al-Marwazi>.78 Lahir di 

Bagda>d pada tahun 164 H dan Wafat di Bagda>d juga pada hari Jum’at bulan 

Rajab tahun 241 H.79 Dia adalah salah satu Muh}addisi>n dizamannya yang 

menyusun kitab Musnad Ah}mad, dan di dalamnya terkumpul Hadis hadis 

yang tidak disepakati selain dirinya. 

Dia mulai belajar hadis pada tahun 177 H80, kemudian melakukan 

Rih}lah ‘Ilmiyyah ke berbagai tempat, yaitu ; Ku>fah, Bas}rah, Makkah, 

Madi>nah, Yaman, Sya>m, dan Al-Jazair.81 

Dia juga pernah berguru kepada Imam Syafi‘i.82 Dia mempunyai 

banyak guru diantaranya, ‘Abdullah bin Numair al-Hamdaniy (ibn Numair), 

H}ajja>j bin Muh}ammad al-Mus}ays}iy, Sufya>n bin ‘Uyainah,  Hawz\ah bin 

K|ali>fah, Muh}ammad bin fud}ail, Waki>‘ bin al-Jara>h}, Yazi>d bin Ha>ru>n, dll. 

 
77 Abu> ‘Abdullah Ah}mad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Ayayba>niy, Musnad al-Ima>m 

Ah}mad bin Hanbal, Juz XVII (Cet. I, Bairut ; Muassasah al-Risa>lah, thn.  1418 H/1997 M), h. 46-

47 

78Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Abu> al-H}ajja>j jama>l al-Di>n ibn al-Zakiy Abi> 

Muh}}ammad al-Qad}a>‘iy, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’i al-Rija>l, Juz XV ( cet. I, Bairut ; Mu’assasah 

al-Risa>lah, thn. 1400 H/ 1980 M), h. 162. Didalam kitab ini jugan menyebutkan nama gurunya 

dan muridnya. 

79Abu> Ish{a>q Ibra>hi>m bin ‘Aliy al-Syaira>zi>, T{abaqa>t al-Fuqaha>’, juz I (cet. I, Beirut: Da>r 

al-Ra>id al-‘Arabi>, 1970 M.), h. 91. Lihat juga Muh}ammad bin Isma>‘i>l bin Ibra>hi>m bin al-Mugi>rah 

al-Buk\a>riy, Abu> ‘Abdillah,  Al-Ta>ri>k\ al-Kabi>r., Juz II ( Cet. Al-Dukn ; Da>’irah al-Ma‘a>rif al-

‘Us\ma>niyyah, t.th), h. 5. Lihat juga S}a>lih} bin al-Ima>m Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal, Si>rah 

al-Ima>m Ah}mad bin Hanbal, juz I (Cet. II, Al-Askandariyyah ; Da>r al-Da‘wah, thn. 1404 H), h. 

30. Didalam kitab ini juga menyebutkan nasab Imam Ah}mad sampai kepada nabi Ibra>hi>m. 

80Isma>‘il bin Muh}ammad bin al-Fad}l bin ‘Aliy al-Qurasyiy, Siyar al-Salf al-S}a>lihi>n, juz I 

(Cet. Da>r al-Ra>yah li al-Nasyr wa al-Tawzi>‘, al-Riya>d}, t.th), h. 1053. 

81Abu> Bakr Ah}mad bin ‘Aliy bin S|a>bit bin Ah}mad bin Mahdiy al-K|at}i>b al-Bagda>diy, 

Ta>ri>k\ Bagda>d, Juz IV (Cet. I, Bairut ; Da>r al-Garab al-Isla<miy, thn. 1422 H/ 2002 M), h. 90. 

82Abu> al-‘Abba>s Syams al-Di>n Ah}mad ibn Muh{ammad ibn  Ibra>hi>m ibn Abi> Bakar ibn 

Kh.ka>n, Wafaya>t al-A‘ya>n wa Abna>’ Abna>’ al-Zama>n, Juz I (Beirut: Da>r S}a>dir, 1900 M.), h. 63 
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Adapun muridnya yang juga sangat banyak, diantaranya, al-Buk\a>riy, Muslim, 

Abu> Da>wud, dll. 

Adapun peilaian ulama kritikus hadis terhadap dirinya, adalah: 

1. ‘Abd al-Razza<q berkata ; Ma> Ra’aytu Afqah minhu wa la> Awra‘, 

Abu> ‘A<s}im berkata ; Ma Ja>’ana> min S|ammah Ah}ad Gayrihi Yahsin 

al-Fiqh,  

2. Yah}ya bin A<dam berkata ; Ah}mad Ima>mana>, Imam al-Syafi‘I 

berkata ; Ma> K|alaftu biha> Afqah wa la> Azhad wa la> Awra‘ wa la> 

A‘lam min Ah}mad bin H}anbal,  

3. ‘Abdullah al-K|ariybiy berkata ; Ka>na Afd}al Zama>nih, Al-‘Abba>s 

al-‘Anbari> berkata ; H{ujjah,  

4. Qutaibah berkata: Ah{mad ima>m al-dunya>, Al-‘Ijli> mengatakan: 

Ah}mad S|iqah  

5. S|abit fi> al-H{adi>s\, Abu> Zur‘ah mengatakan bahwa Ah{mad 

menghafal ratusan ribu hadis,  

6. Bin Sa‘ad mengatakan Ah{mad S|iqah S|abit S}adu>q Kas \i>r al-H}adi>s\.83 

b. Muh}ammad bin Fud}ail 

Muh}ammad bin Fud}ail bernama lengkap Muh}ammad bin Fud}ail bin 

Gazwa>n bin Jari>r.84 Beliau memiliki gelar bernama Abu> ‘Abdu al-Rahma>n al-

Ku>fi. Ada beberapa pendapat ulama terkait tahun wafat beliau, diantaranya 

 

83Abu> al-Fad}al Ah{  mad ibn ‘Ali> ibn H{ajar al-‘Asqala>niy, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz I (Cet. I, 

Al-Hindu ; Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, thn. 1326 H), h. 74. Selanjutnya disebut 

al-‘Asqala>niy, Tahz\i>b. Abu> al-Wali>d Sulaima>n ibn Kh.af ibn Sa‘ad al-Ba>jiy, al-Ta‘di>l wa al-

Tajri>h}, Juz I (Cet. I; al-Riya>d}: Da>r al-Liwa>’, 1406 H./1986 M.), h. 320. Selanjutnya disebut al-

Ba>jiy.  Abu> H}a>tim Muh}ammad ibn H{ibba>n ibn Ah}mad al-Tami>mi>, al-S|iqa>t, Juz VIII (Cet. I; 

Beirut: Da>r al-Fikr, 1395 H./1975 M.), h. 18. Selanjutnya disebut Ibn H{ibba>n, al-S|iqa>t. ‘Abd al-

Rah}ma>n ibn Abi> H{a>tim al-Ra>ziy al-Tami>miy, al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l, Juz II (Cet. I; Beirut: Da>r 

Ih{ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1271 H./1952 M.), h. 68. 

84 Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Aliy bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz III (Cet. I, Al-Hindu ; Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, thn. 

1326 H), h. 676. 
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Imam> al-Buka>ri> mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 195 H.85 Ima>m 

Abu> Da>wud mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 194 H.86 H{asan 

bin ‘I<sa> mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 195 H.87 

Diantara  guru-guru beliau adalah: Ayahnya sendiri Fud}ail bin 

Gazwa>n, Isma>‘il bin Abi> Kha>lid, Ha>syim bin ‘Urwah, Yah}ya> bin Sa‘i>d al-

Ansa>ri>, Muh}ammad bin Ish}a>q bin Yasa>r, Uma>rah bin al-Qa‘qa>‘ bin 

Syubrumah, dan masih banyak lagi guru-guru beliau.88 

Diantara murid-murid beliau adalah Ibrah}im bin Sa‘i>d al-Jauhari>, 

Ah}mad bin Hpumaid al-Ku>fi>, Ah{mad bin Ha rb al-T{a>’i>, Ahmad bin Sina>n al-

Qatta>n, Ah}mad bin H{anbal, Qutaibah bin Sa‘i>d, ‘Umar bin ‘Ali> al-Fala>s, 

Muh}ammad bin Zumbu>r al-Maki>, Muh}ammad Ibnu Iska>b al-‘A<miri>, dan 

masih banyak lagi murid-murid beliau yang dapat di jumpai dijumpai di 

kitab-kitab rijal hadis.89 

Adapun penialian ulama kritikus hadis terhadap dirinya adalah: 

1.  Al-H{arb bin Ismail berkata dari Ah}mad bin H{ambal bahwa 

Muh}ammad Fud}ail adalah H{asan al-H{adi>s. 

2. ‘Us \ma>n bin bin Sa‘i>d al-Da>rimi> dari Yah}ya> bin Ma‘i>n mengatakan 

bahwa Muh}ammad Fud}ail S|iqah. 

 

85 Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Aliy bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz III (Cet. I, Al-Hindu ; Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, thn. 

1326 H), h. 677 

86 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Abu> al-H}ajja>j jama>l al-Di>n ibn al-Zakiy Abi> 

Muh}}ammad al-Qad}a>‘iy, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz XXVI ( cet. I, Bairut ; 

Mu’assasah al-Risa>lah, thn. 1400 H/ 1980 M), h. 293. 

87 Sya>ms al-Di>n Muh{ammad bin Ah{mad bin ‘Us \ma>n bin Qa’aima>z al-Z|ahabiy, Siyar 

A‘la>m al-Nubala>’, Juz. IX (Cet. III ; Muassasat al-Risa>lah, 1405 H/1985 M), h. 173. 

88 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Abu> al-H}ajja>j jama>l al-Di>n ibn al-Zakiy Abi> 

Muh}}ammad al-Qad}a>‘iy, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz XXVI ( cet. I, Bairut ; 

Mu’assasah al-Risa>lah, thn. 1400 H/ 1980 M), h. 296 

89 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Abu> al-H}ajja>j jama>l al-Di>n ibn al-Zakiy Abi> 

Muh}}ammad al-Qad}a>‘iy, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz XXVI ( cet. I, Bairut ; 

Mu’assasah al-Risa>lah, thn. 1400 H/ 1980 M), h.296 
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3. Abu> Mu>sa> berkata Muh}ammad Fud}ail Sudu>q min Ahlil ‘Ilmi.90 

4. Al-Nasa>‘i> mengatakan Muh}ammad Fud}ail Laisa bihi> ba‘sun.91 

Riwayat Ah}mad bin H{anbal dari Muh}ammad bin Fud}ail dengan 

menggunakan sighat   حدثنا dapat dibuktikan tersambung sanadnya dan 

merupakan perawi adil dan d}abid dengan penilaian berikut: 

a) Ah}mad bin H{anbal sebagai murid lahir pada tahun 164 H dan 

Muh}ammad bin Fud}ail wafat pada tahun 195 H, bila ditinjau dari 

jarak tahun lahir murid dan tahun wafat guru, maka kemungkinan 

adanya kesempatan pertemuan antara keduanya dalam kurung 

waktu sekitar 31 tahun. 

b) Keterangan daftar guru-guru Ah}amd bin H{anbal terdapat nama 

Muh}ammad bin Fud}ail. Begitu pula sebaliknya dalam daftar 

nama-nama murid Muh}ammad bin Fud}ail terdapat nama Ah}mad 

bin H{anbal. 

c) Dilihat dari penilaian ulama kritikus hadis, penulis menilai 

bahwasanya keduanya telah memenuhi kriteria keadilan dan 

kedabitan, dengan pertimbangan banyaknya ulama kritikus yang 

menilai menggunakan lafal ta‘dil, yaitu: S|iqah, Sudu>q, Hasan al-

H{adi>s, al-H{ujjah, dan lain sebagainya. 

d) Ah}mad bin H{anbal dalam sejarah tercatat pernah melakukan rihlah 

ilmiyah ke Kufah, yang kemudian memungkinkan adanya 

 

90 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Abu> al-H}ajja>j jama>l al-Di>n ibn al-Zakiy Abi> 

Muh}}ammad al-Qad}a>‘iy, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz XXVI ( cet. I, Bairut ; 

Mu’assasah al-Risa>lah, thn. 1400 H/ 1980 M), h. 296-297. 

91 Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Aliy bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz III (Cet. I, Al-Hindu ; Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, thn. 

1326 H), h. 677. 
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pertemuan (liqo) dengan Muh}ammad bin Fud}ail yang berdomisili 

di Kufah.  

c. ‘Uma>rah bin al-Qa‘qa>‘  

Bernama lengkap ‘Uma>rah bin Al-Qa‘qa>‘ bin Syubrumah Addabiy 

al-Ku>fi.92 Ia adalah keponakan dari Abdullah bin Syubrumah, dan sangat 

mencitai ibunya. Penulis tidak menemukan riwayat dalam kitab rijal tentang 

tahun lahir dan wafatnya. 

Diantara guru-gurunya adalah Al-Akhnas bin Khalifah al-D{abiy, al-

H{a>ris\ al-‘Ukli>, ‘Abdurrahman bin Abi> Nu‘ami al-Bajaliy, Abi> zur‘ah bin 

‘Umar Jari>r, Abi> S{a>lih} al-Samma>n.93 

Diantara murid-muridnya adalah: Jari>r bin ‘Abdu al-H{ami>d al-D{abi>, 

al-H{a>ris\  al-‘Ukli>, Sufya>n al-Sauri>, Sufya>n bin ‘Uyyinah, Sulaima>n al-

‘Ama>sy, Syari>k bin ‘Abdullah, ‘Abdu al-Wa>h}id bin Ziya>d, ‘Us \ma>n bin 

Za>’idah, Fud}ail bin Gazwa>n, Al-Qa‘qa> bin ‘Uma>r bin al-Qa‘qa>‘ Muh}ammad 

bin Fud}ail bin Gazwa>n.94 

Adapun penilaian ulama kritikus hadis terhadap dirinya adalah:  

1. Al-Bukha>ri> berkata dari ‘Ali> al-Madni> bahwa dia adalah contoh 30 

hadis  

2. Ibnu Ma‘i>n dari al-Nasa‘i> berkata dia S|iqah 

 

92 Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Aliy bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz III (Cet. I, Al-Hindu ; Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, thn. 

1326 H), h. 213 

93 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Abu> al-H}ajja>j jama>l al-Di>n ibn al-Zakiy Abi> 

Muh}}ammad al-Qad}a>‘iy, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz XXVI ( cet. I, Bairut ; 

Mu’assasah al-Risa>lah, thn. 1400 H/ 1980 M), h. 262. 

94 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Abu> al-H}ajja>j jama>l al-Di>n ibn al-Zakiy Abi> 

Muh}}ammad al-Qad}a>‘iy, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz XXVI ( cet. I, Bairut ; 

Mu’assasah al-Risa>lah, thn. 1400 H/ 1980 M), h. 263. 
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3. Abu> H{a>tim berkata S{a>lih al-H{adi>s95 

4. Isha>q bin Mans}u>r dari Yah}ya bi Ma‘i>n ia S|iqah. 

Riwayat Muh}ammad bin Fud}ail dari ‘Uma>rah bin al-Qa‘qa>‘ dengan 

menggunakan sighat   حدثنا dapat dibuktikan tersambung sanadnya dan 

merupakan perawi yang adil dan d}abit dengan penilaian berikut: 

a) Keterangan daftar nama-nama murid ‘Uma>rah bin al-Qa‘qa>‘ 

terdapat nama Muh}ammad bin Fud}ail begitu pula sebaliknya 

keterangan daftar nama-nama guru Muh}ammad bin Fud}ail 

terdapat nama ‘Uma>rah bin al-Qa‘qa>‘ 

b) ‘Uma>rah bin al-Qa‘qa>‘ dan Muh}ammad bin fud}ail dalam sejarah 

tercatat bahwa beliau sama-sama berdomisili di Kufah, yang 

kemudian mengindikasikan adanya pertemuan (liqo) antara 

keduanya. 

c) Dilihat dari penilaian ulama kritikus hadis, penulis menilai 

bahwasanya keduanya telah memenuhi kriteria keadilan dan 

kedabitan, dengan pertimbangan banyaknya ulama kritikus yang 

menilai menggunakan lafal ta‘dil, yaitu: S|iqah, S{a>lih al-Hadi>s, 

Laisa bihi> ba’sun, Sudu>q, ‘A<lim dan lain sebagainya.  

d. Ibnu Abi> Nu‘aim 

Bernama lengkap ‘Abdu al-Rah}man bin Abi> Nu‘ami al-Bajaliy Abu> 

al-Hukm al-Ku>fi>.96 Bergelar al-Ima>m, al-H{ujjah dan berdomisili di Ku>fih.97 Ia 

 

95 Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Aliy bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz III (Cet. I, Al-Hindu ; Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, thn. 

1326 H), h. 213. 

96 Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Aliy bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz II (Cet. I, Al-Hindu ; Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, thn. 

1326 H), h. 560. 
97 Muh}ammad bin H{ibba>n bin Ah}mad bin h{ibba>n bin Mu‘a>z \ bin Ma‘bad al-Busty>, al-S|iqa>h Li Ibni 
H{ibba>n, Juz V (Cet. I; Da>r Ma‘ari>f al-‘Us\maniyyah, 1393H/11973 M), h. 112. 
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Wafat pada tahun sebelum 100 H.98 beliau adalah seorang pelayan dan 

rombongan jama‘ah dari kufah yang berkelilin di kota Khirasa>n dan kota-kota 

sekitarnya, kemudian ke mekah untuk melaksanakan haji.99 
Dinatara guru-gurunya adalah: Abu> Hurairah, Abu> Sa‘i>d al-Khudri>, 

Ra>fi‘ bin Khadi>j, Safi>nah Maula> Ummu Sala>mah, ‘Abdullah bin ‘Umar bin 

Al-Khat}t}a>b, al-Mughi>rah bin Syu‘bah.100 

Diantara murid-muridnya adalah: Sa‘i>d bin Masru>q al-Syauri>, 

Muh}ammad bin ‘Abdullah bin Abi> Ya‘qu>b, Yazi>d bin Abi> Ziya>d, Mugi>rah bin 

Miqsam, ‘Uma>rah bin al-Qa‘qa>‘, Fud}ail bin Gazwa>n, dan masih banyak lagi 

murid-muridnya yang lain.101 

Diantara penilaian ulama terhadap dirinya adalah:  

1) Muh}ammad bin Fud}ail berkata dari riwayat Ayahnya, 

bahwasanya Ibnu Abi> Nu‘am adalah orang yang dihomati dari 

tahun ke tahun.102 

2) Ibnu Sa‘d berkata Ibnu Abi> Nu‘am orang yang S|iqah. 

3) Al-Nasa‘i> berkata, Ibnu Abi> Nu‘am adalah orang S|iqah. 

4) Yah}ya bin Ma‘i>n berkata Ibnu Abi> Nu‘am adalah orang D{a‘i>f 

 

98 Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Aliy bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>niy, 

Taqri>b al-Tahz\i>b, Juz I (cet. I, Suriah ; Da>r al-Rasyi>d, thn. 1406 H/ 1986 M), h. 352 
99 Syams al-Di>n Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah{mad bin ‘Us \ma>n bin Qa’ayma>z al-Z|ahabiy, 

Ta>ri>k\ al-Isla>m wa Wafaya>t al-Masya>hi>r wa al-A‘la>m, juz III (Cet. I ; Da>r al-Garab al-Isla>miy, thn. 

2003M), h. 89 

100 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Abu> al-H}ajja>j jama>l al-Di>n ibn al-Zakiy Abi> 

Muh}}ammad al-Qad}a>‘iy, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz XVII ( cet. I, Bairut ; 

Mu’assasah al-Risa>lah, thn. 1400 H/ 1980 M), h. 457 

101 Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Aliy bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz II (Cet. I, Al-Hindu ; Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, thn. 

1326 H), h. 560 

102 Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Aliy bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz II (Cet. I, Al-Hindu ; Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, thn. 

1326 H), h. 560. 
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Riwayat ‘Uma>rah bin al-Qa‘qa>‘ dari ‘Abdurrahman bin Abi> Nu‘am 

menggunakan sighat عن  . ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan 

bahwa jika dalam suatu riwayat mengandung Sigat عن maka hadis tersebut 

dikategorikan terputus sanadnya.  

Mayoritas pendapat ulama menerangkan jika sebuah hadis terdapat 

sigat عن bersambung sanadnya jika memenusi syarat-syarat berikut, yaitu: 

a) Sanad yang mengandung sigat  عن alam riwayat yang 

disembunyikan tidak terdapat penyembunyian informasi dari yang 

menyampaikan (tadlis). 

b) Periwayat yang menyampaikan menggunakan sigat عن dan yang 

menerima riwayat keduanya memungkinkan adanya pertemuan. 

c) Periwayat tersebut harus orang yang terpercaya dengan dibuktikan 

penilaian ulama kritikus hadis.103 

Dari beberapa syarat diatas, penulis berpendapat bahwa riwayat 

‘Uma>rah bin Al-Qa‘qa>‘ dari Abi> Nu‘am bersambung sanadnya, karena: 

1) Penulis tidak menemukan adanya penyembunyian informasi dari 

riwayat ‘Uma>rah bin al-Qa‘qa>‘ dari Abu> Nu‘mi. 

2) ‘Uma>rah bin al-Qa‘qa>‘ dan Abu> Nu‘mi dalam catatan sejarah 

sama-sama berdomisili di Kufah, sehingga memungkinkan adanya 

pertemuan (liqo) antara keduanya. 

3) ‘Uma>rah bin al-Qa‘qa>‘ dan Abu> Nu‘mi adalah orang yang 

terpercaya karena ulama kritikus hadis menilai ta‘dil antara 

keduanya. 

Abu> Nu‘am mendapatkan komentar negatif dari Yah}ya bin Ma‘i>n 

 
103 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan 

Pendekatan Ilmu Sejarah, h. 73.  
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dengan kalimat D{a‘i>f. meskipun demikian hal tersebut tidak mempengaruhi 

kredibilitas Abu> Nu‘mi, karena masih banyak ulama kritikus yang lain yang 

menilai Abu> Nu‘an dengan penilaian ta‘dil. Hal ini berpegang dengan kaidah 

al-Jarh}a wa al-ta‘di>l sebgai berikut:  

 إ ذ ا ت ـع ار ض  الْ ارح والمعدل فالْكم للمعدل إلَ إذا ثبت الْرح المفسر 
Maksud dari kaidah ini adalah apabila terjadi pertentangan antara 

kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan 

adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai 

dengan penjelasan.104 Dalam hal ini penulis tidak menemukan alasan yang 

dikemukakan oleh Yah}ya bin Ma‘i>n sebab ia mencela perawi Abu> Nu‘mi, dan 

banyak ulama kritikus yang lain yang memujinya dengan kalimat ta‘dil.  

Dari alasan yang telah penulis sebutkan ditas maka dapat dipastikan 

bahwa riwayat ‘Uma>rah bin al-Qa‘qa>‘ dan Abu> Nu‘am dapat diterima. 
e. Sa‘i>d al-Khudri> 

Bernama lengkap Sa‘ad bin Ma>lik bin Sina>n bin ‘Ubaid bin S|a‘labah 

bin al-Abjar, atau biasa dikenal dengan sebutan Abu> Sa‘i>d al-Khudri>.105 Beliau 

merupakan seorang sahabat yang masyhur.  

Ada beberapa pendapat ulama tentang tahun wafat beliau, 

diantaranya: Al-Wa>qidi> dan Ibnu Numair dan Ibnu Bukair berkata beliau 

wafat pada tahun 74 H. ada juga yang mengatakan beliau meninggal pada 

tahun 64 H. Abu> H{asan al-Mada>’ini> mengatakan beliau wafat tahun 63 H. 

 
104 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad; antara Antara Normativitas, Historis, dan 
Aplikasi (Cet.I : Yogyakarta; Semesta Aksara, 2020), h. 157 

105 Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Aliy bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz X (Cet. I, Al-Hindu ; Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, thn. 

1326 H), h. 696 
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Sedangkan Al-Asa>kiri> mengatakan beliau wafat pada tahun 65 H.106 ada yang 

menambahkan tempat wafat beliau berada di  Madinah.107 Dimakamkan di 

pemakaman Baqi sesuai dengan wasiat beliau. 

Adapun guru-guru beliau adalah: Rasulullah Saw., Usaid al-H{ud}air, 

Ja>bir bin ‘Abullah, Zaid bin S|a>bit, ‘Abdullah bin Sala>m, ‘Abdullah bin 

‘Abba>s, ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n, ‘Ali> bin Abi> T{a>lib, ‘Uma>r bin Khat}t}a>b, Abu> Bakr 

Al-S|iddi>q, Ayahnya Ma>lik bin Sina>n, Mu‘a>wiyah bin abi> S{ofya>n,108 dan 

masih banyak lagi guru-guru beliau yang lain 

Adapun murid-murid beliau adalah:  Ibrahim al-Nakh‘i>, ‘Isma>‘i>l bin 

Abi> Idri>s, Ayyu>b bin basyir al-Ans}a>ri>, Busr bin Sa‘i>d, Ja>bir bin ‘Abdullah, 

H{asan al-Bas}ri>, Hafs bin ‘A<s}im, Sa‘i>d bin Jubair, ‘Abdurrahman bin Abi> 

Nu‘am al-Bajali>, ‘Ubaidilah bin ‘Abdullah bin Utbah bin mas‘u>d, ‘Ubaid bin 

H{unain,109 dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang lain. 

Adapun penilaian ulama kritikus hadis terhadap Abu> Sa‘i>d al-Khudri> 

adalah: 

1) H{anzalah bin Abi> Sufya>n dari Asyya>khah berkata tidak didapati 

seorang pun dari sahabat yang Faqih terhadap cerita Rasulullah 

saw, atau dalam riwayat lain yang Paling mengetahui daripada 

Abu> Sa‘i>d l-Khudri>.  

 

106 Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Aliy bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz II (Cet. I, Al-Hindu ; Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, thn. 

1326 H), h. 697 

107 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Abu> al-H}ajja>j jama>l al-Di>n ibn al-Zakiy Abi> 

Muh}}ammad al-Qad}a>‘iy, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz X ( cet. I, Bairut ; Mu’assasah 

al-Risa>lah, thn. 1400 H/ 1980 M), h. 300 

108 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Abu> al-H}ajja>j jama>l al-Di>n ibn al-Zakiy Abi> 

Muh}}ammad al-Qad}a>‘iy, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz X ( cet. I, Bairut ; Mu’assasah 

al-Risa>lah, thn. 1400 H/ 1980 M), h. 295. 

109 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Abu> al-H}ajja>j jama>l al-Di>n ibn al-Zakiy Abi> 

Muh}}ammad al-Qad}a>‘iy, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz X ( cet. I, Bairut ; Mu’assasah 

al-Risa>lah, thn. 1400 H/ 1980 M), h. 297. 
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2) Abu> ‘Umar bin ‘Abdul Bar berkata: Abu> Sa‘id al-Khudri adalah 

orang yang pertama kali menyaksikan penaklukan perang 

Khandaq bersama Rasulullah Saw.110 

Melihat dari ke dua riwayat yakni Abdu al-Rahman bin Abi> Nu‘am 

dari Abu> Sa‘id al-Khudri>  menggunakan sigat عن. Meskipun sigat tersebut 

menurut ulama hadis dapat dikategorikan terputus sanadnya, akan tetapi suda 

memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan mayoritas ulama yakni : 

a) Keterangan dalam kitab rijal hadis dalam daftar nama-nama guru 

‘Abdu al-Rah}man bin Abi> Nu‘mi terdapat nama Abu> Sa‘i>d al-

Khudri. Begitu pula sebaliknya keterangan nama-nama murid 

Abu> Sa‘id al-Khudri>, terdapat nama ‘Abdu al-Rah}man bin Abi> 

Nu‘mi.   

b) ‘Abdu al-Rah}man bin Abi> Nu‘mi termasuk periwayat yang adil 

dan d}abid, karena penilaian ulama kritikus hadis terhadap beliau 

mayoritas menggunakan kalimat ta‘dil.  

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad hadis yang menjadi 

pbjek penelitian penulis dalaam skripsi ini, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa hadis yang menjadi jalur Ima>m Ah}amd bin H{anbal tersebut berstatus 

S{ah}i>h} Liza>tihi, dengan alasan:  

a) Semua perawi dalam Sanad tersebut bersambung dari Mukharrij 

hingga kepada Rasulullah Saw. 

 
110 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Abu> al-H}ajja>j jama>l al-Di>n ibn al-Zakiy Abi> 

Muh}}ammad al-Qad}a>‘iy, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz X ( cet. I, Bairut ; Mu’assasah 

al-Risa>lah, thn. 1400 H/ 1980 M), h. 299. 
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b) Semua perawi dalam sanad tersebut telah memenuhi kriteria adil 

dan d}abid dibuktikan dengan penilaian ta‘dil dari para ulama 

kritikus hadis. 

2. Kritik Matan (Naqd al-Matn) 

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad hadis, selanjutnya 

penulis melanjutkan penelitian pada  matan hadis. Dalam rangka melakukan 

penelitian matan hadis, maka ada dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu 

memastikan matan hadis tersebut terhidar dari sya>z dan terhindar dari ‘illat.  

Adapun yang menjadi indikator dalam melakukan penelitian matan 

hadis dari aspek sya>z-nya ialah: tidak bertentangan dengan Al-Qur‘an, tidak 

bertentangan dengan hadis yang S{ah}i>h}, tidak bertentangan dengan fakta 

sejarah, dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Sedangkan dalam 

penelitian matan hadis dari aspek ‘illat-nya ialah: Ziya>dah, (tambahan), 

Inqila>b (pembalikan lafal), Idraj (sisipan), Nuqsam (pengurangan), tagyi>r 

(perubahan lafal), al-Tas}hri>f (perubahan huruf).111 

Dibawah ini peneliti akan melakukan identifikasi sya>z dalam matan 

hadis dengan indokator sebagai berikut: 

1) Tidak bertentangan dengan al-Qur‘an  

Hadis tentang KEPO (rasa ingin tahu) yang penulis teliti baik secara 

lafal maupun makna sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur’an, justru 

sejalan dengan al-Qur‘an dalam Qs. Al-Hujurat ayat 12 sebagai berikut: 

و لَ   تَ  سَّس و ا  وَّلَ    ٌ ا ثْ  الظَّن    ب ـع ض   ا نَّ  الظَّن  ِّۖ  م  ن   اً  ت ن ب ـو ا ك ث يْ  اج  اٰم ن وا  الَّذ ي ن   بّـَع ض ك م     يٰٰٓ يّـُه ا  ي ـغ ت ب   َۗ و اتّـَق وا اللّٰ   َۗا نَّ اللّٰ   ت ـوَّ 
ت م و ه  تًا ف ك ر ه  ي ه  م يـ   ا يُ  بُّ ا ح د ك م  ا ن  يََّّ ك ل  لْ  م  ا خ 

ي مٌ  ب ـع ضًاَۗ  ١٢ابٌ رَّح 
Terjemahnya: 

12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! 
Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan 
orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang 

 
111Ahmad Izzan, Studi Takhrij Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhrij dan Kegiatan 

Penelitian Hadis, h. 139. 
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lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (Qs. Al-
Hujurat 49/12)112 

Ayat di atas memberikan pernyataan bahwasanya sebagai orang yang 

beriman kita dilarang untuk mencari tahu tentang kehidupan orang lain 

dengan tujuan mencari-cari kesalahannya. 

2) Tidak bertentangan dengan hadis yang sahih 

Hadis tentang KEPO (rasa ingin tahu) yang penulis teliti, tidak 

bertentangan dengan hadis yang sahih, hal tersebut semakna dengan hadis 

yang diriwayatkan oleh al-Bukhari> sebagai berikut: 

ب ن     -6064 ب ن  مُ  مَّدٍ، أ خ بَ  نَ  ع ب د  اللَّّ ، أ خ بَ  نَ  م ع م رٌ، ع ن  هَ َّام   ر   ث ـن ا ب ش  الْ د يث  م نـ ب  هٍ، ع ن  أ بِ  ح دَّ ذ ب   أ ك  الظَّنَّ  ف إ نَّ  و الظَّنَّ،  ك م   إ يَّٰ  : ق ال  و س لَّم   ع ل ي ه   الله   ص لَّى  النَّبِ     ع ن   و لَ  ه ر ي ـر ة ،   ،
و انًَ  اب ـر وا، و لَ  ت ـب اغ ض وا، و ك ون وا ع ب اد  اللَّّ  إ خ   113تُ  سَّس وا، و لَ  تَ  سَّس وا، و لَ  تُ  اس د وا، و لَ  ت د 

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muh}ammad, telah 

mengabarkan kepada kami ‘Abdullah, telah men9gabarkan kepada kami 
Ma‘mar, dari Hamma>m bin Munabbih, dari Abu> Hurairah ra, dari Nabi saw, 
beliau bersapda: “Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah 
ucapan yang paling dusta, janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah 
suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling 
membenci tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara”. (HR. 
Bukhari No. 6064). 

Hadis diatas merupakan pendukung yang kuat dan semakna dengan 

hadis tentang KEPO (rasa ingin tahu) yang penulis teliti, sama-sama 

menginformasikan bahwasanya kita dilarang untuk mencari tahu kesalahan 

orang lain. 

3) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Hadis tentang KEPO (rasa ingin tahu) yang penulis teliti tidak 

bertentangan dengan fakta sejarah, hal ini pernah dikisahkan, suatu hari, 

 
112 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

113 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-Buk\ariy, Juz VIII (Cet. 1 ; Da>r T}awqu al-Najah, thn, 1422 H), h. 19 
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Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba, 

beliau berkata, "Sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang ahli surga." 

Tidak lama setelah itu, lewatlah seorang pria dari kalangan Anshar. Para 

sahabat menyaksikannya takjub meskipun orang yang disaksikan itu tak 

menyadarinya. 

Ke esokan harinya, Nabi Muhammad SAW mengucapkan perkataan 

yang serupa dengan apa yang telah disampaikannya sehari sebelumnya. 

Beliau menunjuk kepada pria yang telah disebut sebagai penghuni surga. Hal 

yang sama terjadi pada hari ketiga ketika orang tersebut kembali lewat. 

Akibat dari ramalan Nabi Muhammad SAW yang berulang selama tiga hari 

tersebut, Abdullah bin Amru merasa penasaran. Ia ingin mengetahui apa 

amalan yang membuat pria dari kalangan Anshar itu menjadi calon penghuni 

surga. Oleh karena itu, ia terus mengikuti orang tersebut sampai ke 

rumahnya. Dengan niat untuk mendekatinya lebih jauh, Abdullah bin Amru 

mengatur rencana agar bisa tinggal sementara di rumah orang tersebut. Ia 

mengatakan kepadanya, "Wahai saudaraku, terdapat perbedaan pendapat 

antara ayahku dan aku, dan aku bersumpah bahwa aku tidak akan memasuki 

rumah ayahku selama tiga hari. Bagaimana jika selama tiga hari ini aku 

tinggal di rumahmu?" Orang tersebut merespons, "Tentu saja, silakan dengan 

senang hati." 

Selama tiga hari beruntun, Abdullah bin Amru tinggal di sana. 

Namun, ia tidak menemukan bahwa orang tersebut melaksanakan shalat 

tahajud atau melakukan amalan khusus lainnya. Kehidupan sehari-harinya 

seperti kebanyakan orang. Meskipun demikian, ia tidak pernah mendengar 

orang itu mengucapkan kata-kata buruk. Setelah tiga malam berlalu, 

keheranannya semakin besar karena tidak menemukan amalan khusus dari 
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orang tersebut. 

Keesokan harinya, ketika akan berpisah, Abdullah bin Amru 

berbicara terus terang, "Hamba Allah yang baik, sebenarnya tidak ada 

perselisihan antara ayahku dan aku, dan aku juga tidak berjanji untuk tidak 

bertemu dengannya selama tiga hari. Saya hanya ingin tinggal di rumahmu 

karena saya mendengar Nabi SAW pernah berkata bahwa selama tiga hari 

berturut-turut, di antara kita akan muncul seseorang yang akan menjadi 

penghuni surga." Orang tersebut terus mendengarkan. Abdullah bin Amru 

melanjutkan, "Dan selama tiga hari itu, yang muncul di antara kami adalah 

dirimu. Oleh karena itu, saya ingin lebih dekat mengetahui, apa amalan yang 

telah Anda lakukan sehingga Rasulullah mengucapkan hal itu. Tetapi, dengan 

jujur, selama tiga hari saya di sini, saya tidak melihat Anda melakukan 

amalan yang istimewa. Jadi, apa rahasia dari amalan Anda yang membuat 

Rasulullah menyebut Anda sebagai calon penghuni surga?" tanya Abdullah 

bin Amru lagi. 

Orang itu menjawab, "Ya, benar, amalan saya adalah seperti yang 

Anda lihat." Karena merasa yakin bahwa orang tersebut telah jujur, Abdullah 

bin Amru mengucapkan selamat tinggal. Namun, belum lama berjalan dari 

rumahnya, orang tersebut berlari untuk memanggil kembali Abdullah bin 

Amru. "Harap Anda tahu, amalan saya memang seperti yang Anda lihat. 

Namun, saya tidak pernah merasakan iri hati atau dengki terhadap siapapun 

atas berkah atau kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT." Mendengar ini, 

Abdullah bin Amru berkata, "Inilah amalan yang dapat Anda lakukan dan 

yang belum kami lakukan!"114 

 
114 Kh.id Muhammad Kh.id, Biografi 60 Sahabat Nabi, (cet 1; Ummul Qurra: Jakarta 

2013) h. 126 
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Dari kisah sejarah diatas dapat diindikasikan bahwa hadis tentang 

KEPO (rasa ingin tahu) tidak bertentangan dengan fakta sejarah, sebagaimana 

yang dilkukan oleh ‘Abdullah bin Amru yang kepo terhadap amalan yang 

dilakukan oleh Sa‘ad bin Abi Waqqas. 

4) Tidak bertentangan dengan akal sehat 

 Hadis tentang KEPO (rasa ingin tahu) yang penulis teliti, tidak 

bertentangan dengan akal sehat, karena perbuatan mencari tahu secara 

berlebihan terhadap kehidupan orang lain tidak dianjurkan oleh Rasulullah 

saw, apatah lagi jika tujuannya adalah untuk mencari tahu kelemahannya dan 

kesalahannya dengan tujuan untuk mempermalukannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa hadis 

tentang KEPO (rasa ingin tahu) tersebut telah memenuhi syrat dari segi sya>z-

nya, bahwasanya hadis tersebut terhindar dari sya>z. selanjutnya penulis akan 

menlanjutkan penelitian matan dari segi ada atau tidaknya ‘Illat yang 

terdapat dalam matan hadis yang menjadi objek penelitian penulis. Untuk 

mempermudah penelitian matan hadis dari segi ada tau tidaknya ‘illat dalam 

matan hadis yang menjadi objek kajian, penulis akan mengumpulkan seluruh 

matan hadis dari seluruh periwayat yang menjadi objek kajian penulis dan 

membandingkan matan-matan tersebut apakah terdapat ‘Illat ataukah tidak. 

a) S{ah}i>h} al-Buka>ri> 

ي  اللَّّ  ع ن ه  إ لَ  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  م ن  الي م ن  ب   ب ةٍ فِ  ب ـع ث  ع ل يُّ ب ن  أ بِ  ط ال بٍ ر ض  يـ  ذ ه 
 أ د يٍ م ق ر وظٍ، لَ   تُ  صَّل  م ن  ت ـر ابِ  ا،

، و الرَّ    رٍ، و أ قـ ر ع  ب ن  حاب سٍ، و ز ي د  الْ ي ل  ن ة  ب ن  ب د  : ف ـق س م ه ا ب يْ   أ ر ب ـع ة  ن ـف رٍ، ب يْ   ع يـ يـ  اب ع : إ مَّا ق ال 
،  ع ل ق م ة  و إ مَّا ع ام ر  ب ن  الطُّف ي ل 

َّ ص لَّى الله     : ف ـبـ ل غ  ذ ل ك  النَّبِ  ا م ن  ه ؤ لَ ء ، ق ال  ع ل ي ه    ف ـق ال  ر ج لٌ م ن  أ ص ح اب ه : ك نَّا نَ  ن  أ ح قَّ بِ  ذ 
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: أ لَ  تَ  م ن ونِ  و أ نَ  أ م يْ  م ن  فِ  السَّم اء ، يَّ  ت ينِ  خ بَ   السَّم اء  ص ب احًا و م س اءً،   و س لَّم  ف ـق ال 

الرَّأ   مُ  ل وق   ي ة ،  الل  ح  الْ بـ ه ة ، ك ثُّ  ز   ش  نَ  نـ ت يْ  ،  الو ج  م ش ر ف   الع يـ ن يْ  ،  غ ائ ر   ر ج لٌ  ف ـق ام    : ، ق ال  س 
ل  الأ ر ض  أ ن  ي ـتَّ  ، أ و ل س ت  أ ح قَّ أ ه  : و ي ـل ك  ز ار ، ف ـق ال  يٰ  ر س ول  اللَّّ  اتَّق  اللَّّ ، ق ال  ي  اللَّّ  م ش مَّر  ال 

 ق 

ل ع لَّ  : لَ ،  ق ال  أ لَ  أ ض ر ب  ع ن ـق ه ؟  الو ل يد : يٰ  ر س ول  اللَّّ ،  ب ن   ق ال  خ ال د   الرَّج ل ،  : ثْ َّ و لََّ  ه  أ ن  ق ال 
ى الله  ي ك ون  ي ص ل  ي ف ـق ال  خ ال دٌ: و ك م  م ن  م ص لٍ  ي ـق ول  ب ل س ان ه  م ا ل ي س  فِ  ق ـل ب ه ، ق ال  ر س ول  اللَّّ  ص لَّ 

 ع ل ي ه  و س لَّم : إ نِ   لَ   أ وم ر  أ ن  أ ن ـق ب  ع ن  ق ـل وب  النَّاس  و لَ  أ ش قَّ ب ط ونَ  م   

ا ق ـو مٌ ي ـتـ ل ون  ك ت اب    ئ  ه ذ  ئ ض  : إ نَّه  ي  ر ج  م ن  ض  ، ف ـق ال  : ثْ َّ ن ظ ر  إ ل ي ه  و ه و  م ق فٍ  اللَّّ  ر ط بًا، لَ  ق ال 
: ل ئ ن  أ د   م  م ن  الرَّم يَّة ، و أ ظ نُّه  ق ال  ر ه م ، يَ  ر ق ون  م ن  الد  ين  ك م ا يَ  ر ق  السَّه  ت ـه م  لأ  قـ ت ـل نـَّه م   يُ  او ز  ح ن اج  ر ك 

 ق ـت ل  ثَ  ود  

b) S{ah}i>h} Muslim 

م ق ر وظٍ لَ   ب ـع ث  ع ل يُّ ب ن  أ بِ  ط ال بٍ إ لَ  ر س ول  الله  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  م ن  ال ي م ن ، ب ذ ه ب ةٍ فِ  أ د يٍ  
 تُ  صَّل  م ن  ت ـر ابِ  ا، 

، و   ص نٍ، و الأ  قـ ر ع  ب ن  ح اب سٍ، و ز ي د  الْ  ي ل  ن ة  ب ن  ح  : ف ـق س م ه ا ب يْ   أ ر ب ـع ة  ن ـف رٍ: ب يْ   ع يـ يـ  الرَّاب ع  إ مَّا ق ال 
 ، ث ة ، و إ مَّا ع ام ر  ب ن  الطُّف ي ل   ع ل ق م ة  ب ن  ع لا 

َّ ص لَّى الله   النَّبِ  ف ـبـ ل غ  ذ ل ك    : ء ، ق ال  ا م ن  ه ؤ لَ  ع ل ي ه    ف ـق ال  ر ج لٌ م ن  أ ص ح اب ه : ك نَّا نَ  ن  أ ح قَّ بِ  ذ 
  : ؟ و أ نَ  أ م يْ  م ن  فِ  السَّم اء ، يَّ  ت ينِ  خ بَ   السَّم اء  ص ب احًا و م س اءً أ  و س لَّم ، ف ـق ال   لَ  تَ  م ن ونِ 

الرَّ  مُ  ل وق   ي ة ،  الل  ح  الْ  بـ ه ة ، ك ثُّ  ز   ش  نَ  نـ ت يْ  ،  ال و ج  م ش ر ف   ال ع يـ ن يْ  ،  غ ائ ر   ر ج لٌ  ف ـق ام    : ، ق ال  أ س 
ل  الأ  ر ض  أ ن  ي ـ  : و ي ـل ك  أ و ل س ت  أ ح قَّ أ ه  : يٰ  ر س ول  الله ، اتَّق  الله ، ف ـق ال  ز ار ، ف ـق ال  ي  م ش مَّر  ال  

تَّق 
 الله   

، ل ع   : لَ  : ثْ َّ و لََّ الرَّج ل ، ف ـق ال  خ ال د  ب ن  ال و ل يد : يٰ  ر س ول  الله ، أ لَ  أ ض ر ب  ع ن ـق ه ؟ ف ـق ال  لَّه  أ ن  ق ال 
الله    ي ك ون  ي ص ل  ي ق ال  خ ال دٌ: و ك م  م ن  م ص لٍ  ي ـق ول  ب ل س ان ه  م ا ل ي س  فِ  ق ـل ب ه ، ف ـق ال  ر س ول  الله  ص لَّى 

، و لَ  أ ش قَّ ب ط ونَ  م    ع ل ي ه  و س لَّم : إ نِ   لَ   أ وم ر  أ ن  أ ن ـق ب  ع ن  ق ـل وب  النَّاس 

ا ق ـو مٌ ي ـتـ ل ون  ك ت اب  الله ، ر   ئ  ه ذ  ئ ض  : إ نَّه  ي  ر ج  م ن  ض  ، ف ـق ال  : ثْ َّ ن ظ ر  إ ل ي ه  و ه و  م ق فٍ  ط بًا لَ  ق ال 
ل ئ ن     : ق ال  أ ظ نُّه    : ق ال  الرَّم يَّة   م ن   م   السَّه  يَ  ر ق   الد  ين  ك م ا  م ن   يَ  ر ق ون   ر ه م ،  ح ن اج  ت ـه م   يُ  او ز   أ د ر ك 

 لأ  قـ ت ـل نـَّه م  ق ـت ل  ثَ  ود  
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c) Musnad Ah}mad bin H{anbal 

صَّل  م ن  ب ـع ث  ع ل يٌّ م ن  ال ي م ن  إ لَ  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ب ذ ه ب ةٍ فِ  أ د يٍ م ق ر وظٍ، لَ   تُ   
 ت ـر ابِ  ا،

ن ة   ف ـق س م ه ا ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ب يْ   أ ر ب ـع ةٍ: ب يْ   ز ي د  الْ  يْ  ، و الأ  قـ ر ع  ب ن  ح   اب سٍ، و ع يـ يـ 
ث ة ، أ و  ع ام ر  ب ن  الطُّف ي ل   ص نٍ، و ع ل ق م ة  ب ن  ع لا   ب ن  ح 

ف ـو ج د  م ن  ذ ل ك  ب ـع ض  أ ص ح اب ه  و الأ  ن ص ار  و غ يْ  ه م ، ف ـق ال  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله    -ش كَّ ع م ار ة     -
 اءً ، ع ل ي ه  و س لَّم : أ لَ  ت ـتَّم ن ونِ  و أ نَ  أ م يْ  م ن  فِ  السَّم اء ، يَّ  ت ينِ  خ بَ ٌ م ن  السَّم اء  ص ب احًا و م س  

ي ة ، م ش مَّر  ال    ز  الْ  بـ ه ة ، ك ثُّ الل  ح  ش  نـ ت يْ  ، نَ  ه  ر ج لٌ غ ائ ر  ال ع يـ ن يْ   ، م ش ر ف  ال و ج  ز ار ، مُ  ل وق  ثْ َّ أ تَ 
أ ح قَّ  أ ل س ت   و يُ  ك    : ف ـق ال  إ ل ي ه ،  ر أ س ه   ف ـر ف ع    : ق ال  اللَّّ ،  ر س ول   يٰ   اللَّّ   اتَّق    : ف ـق ال   ، ل    الرَّأ س  أ ه 

؟  ي  اللَّّ  أ نَ 
 الأ  ر ض  أ ن  ي ـتَّق 

، ف ـق ال  خ ال دٌ: يٰ  ر س ول  اللَّّ ، أ لَ  أ ض ر ب  ع ن ـق ه ؟ ف ـق ال  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه    و س لَّم :  ثْ َّ أ د ب ـر 
: إ نَّه  ر بَّ م ص لٍ  ي ـق ول  ب ل س ان ه  م ا ل ي س  فِ  ق ـل ب ه ، ف ـق ال  ر س ول  اللَّّ    ص لَّى ف ـل ع لَّه  ي ك ون  ي ص ل  ي ف ـق ال 

، و لَ  أ ش قَّ ب ط ونَ  م  ،   الله  ع ل ي ه  و س لَّم : إ نِ   لَ   أ وم ر  أ ن  أ ن ـق  ب  ع ن  ق ـل وب  النَّاس 

ئ   ئ ض  ر ج  م ن  ض  : ه ا إ نَّه  س ي خ  ، ف ـق ال  ُّ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  و ه و  م ق فٍ  ا ق ـو مٌ ثْ َّ ن ظ ر  إ ل ي ه  النَّبِ   ه ذ 
م  م ن  الرَّم يَّة   ر ه م ، يَ  ر ق ون  م ن  الد  ين  ك م ا يَ  ر ق  السَّه   ي ـق ر ء ون  ال ق ر آن ، لَ  يُ  او ز  ح ن اج 

Setelah penulis melakukan pengamatan dan membandingkan setiap 

matan yang menjadi objek penelitian,  peneliti menemukan beberapa kata 

yang berbeda. Adapun perbedaan yang terdapat dalam matan hadis tersebut 

yang menjadi objek penelitian, penulis akan mengungkapkannya sebagai 

berikut: 

1. Redaksi   ع ن ه اللَّّ   ي   ر ض  ط ال بٍ  أ بِ   ب ن   ع ل يُّ  -terdapat di jalur al ب ـع ث  

Bukha>ri>, sedangkan pada redaksi ima>m Muslim menggunakan 

redaksi  ٍب ـع ث  ع ل يُّ ب ن  أ بِ  ط ال ب, dan tidak terdapat kalimat    َّّي  الل ر ض 
 kemudian pada redaksi Ima>m Ah}mad bin H{anbal hanya ,ع ن ه  

kalimat  ُّب ـع ث  ع ل ي, dan tidak menggunakan kalimat ب ن  أ بِ  ط ال بٍ    dan 

ي  اللَّّ  ع ن ه    .ر ض 
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2. Redaksi   الي م ن م ن   و س لَّم   ع ل ي ه   الله   ص لَّى  اللَّّ   ر س ول    terdapat di jalur إ لَ  

Bukha>ri> dan Muslim, sedangkan pada jalur Ah}mad bin H{anbal 

mendahulukan kalimat   ال ي م ن اللَّّ    kemudian kalimat م ن   ر س ول   إ لَ  
ال ي م ن  إ لَ  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله    sehingga menjadi ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم   م ن  
 . ع ل ي ه  و س لَّم  

3. Redaksi Redaksi  ٍف ـق س م ه ا ب يْ   أ ر ب ـع ة  ن ـف ر :  <terdapat di Al-Bukha>ri ,ق ال 

dan Muslim. Sedangkan pada redaksi Ah}mad bin H{anbal 

menambahkan kalimat   و س لَّم ع ل ي ه   الله   ص لَّى  اللَّّ    dan tidak ر س ول  

terdapat kalimat  ٍن ـف ر sehingga menjadi     ف ـق س م ه ا ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله
 .ع ل ي ه  و س لَّم  ب يْ   أ ر ب ـع ةٍ 

4. Redaksi    و الرَّاب ع : إ مَّا ع ل ق م ة ، رٍ، و أ قـ ر ع  ب ن  حاب سٍ، و ز ي د  الْ ي ل  ن ة  ب ن  ب د  ب يْ   ع يـ يـ 
،  terdapat di al-Bukha>ri> dan Musli>m. Sedangkan و إ مَّا ع ام ر  ب ن  الطُّف ي ل 

Ah}mad bin H{ambal menggunakan redaksi    ب يْ   ز ي د  الْ  يْ  ، و الأ  قـ ر ع  ب ن
الطُّف ي ل   ب ن   ع ام ر   أ و   ث ة ،  ب ن  ع لا  و ع ل ق م ة   ص نٍ،  ب ن  ح  ن ة   و ع يـ يـ   Ah}mad ,ح اب سٍ، 

bin H{anbal lebih mendahulukan nama Zaid al-Khudri>, al-Aqra‘ 

bin H{a>bis kemudian ‘Uyyainah bin Hisn, dibandingkan dengan 

redasi Bukha>ri> dan Muslim yang lebih mendahulukan nama 

‘Uyyainah.  

5. Redaksi    ف ـبـ ل غ : ا م ن  ه ؤ لَ ء ، ق ال  ف ـق ال  ر ج لٌ م ن  أ ص ح اب ه : ك نَّا نَ  ن  أ ح قَّ بِ  ذ 
: ف ـق ال  و س لَّم   ع ل ي ه   الله   ص لَّى   َّ النَّبِ   terdapat di jalur Bukha>ri> dan ,ذ ل ك  

Muslim. Sedangkan redaksi pada Ah}mad bin H{ambal berbeda  

yaitu    ف ـو ج د  م ن  ذ ل ك  ب ـع ض  أ ص ح اب ه  و الأ  ن ص ار  و غ يْ  ه م ، ف ـق ال     -ش كَّ ع م ار ة
  .ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم :  

6. Redaksi   ُّز  الْ  بـ ه ة ، ك ث ش  نـ ت يْ  ، نَ  : ف ـق ام  ر ج لٌ غ ائ ر  ال ع يـ ن يْ  ، م ش ر ف  ال و ج  ق ال 
: و ي ـل ك   : يٰ  ر س ول  الله ، اتَّق  الله ، ف ـق ال  ، م ش مَّر  ال  ز ار ، ف ـق ال  ي ة ، مُ  ل وق  الرَّأ س  الل  ح 
ي  الله  

ل  الأ  ر ض  أ ن  ي ـتَّق   .terdapat di Bukha>ri> dan Muslim ,أ و ل س ت  أ ح قَّ أ ه 
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Sedangkan Ah}mad bin H{anbal pada awal redaksinya 

menggunakan kalimat  ٌر ج ل ه   أ تَ   kemudian Ah}mad bin H{anbal ,ثْ َّ 

lebih mendahulukan redaksi   ال  ز ار الرَّأ س   lalu م ش مَّر    ,مُ  ل وق  

dibandingkan dengan redaksi yang ada di Bukha>ri> dan Muslim. 

Redaksi terakhir pada Ah}mad bin H{anbal juga berbeda dengan 

Bukha>ri> dan Muslim, yaitu menggunakan rekasi   ، َّّاتَّق  اللَّّ  يٰ  ر س ول  الل
ي  اللَّّ  أ  

ل  الأ  ر ض  أ ن  ي ـتَّق  : و يُ  ك  أ ل س ت  أ ح قَّ أ ه  : ف ـر ف ع  ر أ س ه  إ ل ي ه ، ف ـق ال  ؟ق ال  نَ  . 

7. Redaksi   ثْ َّ و لََّ الرَّج ل ، ق ال  خ ال د  ب ن  الو ل يد :  <terdapat pada Bukha>ri ق ال 

dan Muslim, sedangkan Ah}mad bin H{anbal menggunakan redaksi 

، ف ـق ال  خ ال دٌ    .ثْ َّ أ د ب ـر 

8. Redaksi ، َل :  terdapat di Bukha>ri> dan Muslim, sedangkan pada ق ال 

Ah}mad bin H{anbal tidak menggunakan redaksi tersebut.  

9. Redaksi   ل ع لَّه  أ ن  ي ك ون terdapat di bukha>ri> dan Muslim, sedangkan 

pada Ah}mad bin H{anbal tidak menambahkan kalimat   أ ن sehingga 

menjadi   ف ـل ع لَّه  ي ك ون.  
10. Redaksi ، ف ـق ال  خ ال دٌ: و ك م  م ن  م ص لٍ  ي ـق ول  ب ل س ان ه  م ا ل ي س  فِ  ق ـل ب ه terdapat 

di Bukha>ri> dan Muslim, sedangkan pada Ah}mad bin H{anbal 

menggunakan redaksi   إ نَّه  ر بَّ م ص لٍ  ي ـق ول  ب ل س ان ه  م ا ل ي س  فِ  ق ـل ب ه :   .ف ـق ال 
11. Redaksi   ي  ر ج terdapat di Bukha>ri> dan Muslim, sedangkan Ah}mad 

bin H{anbal menggunakan kalimat   ر ج  Kemudian pada kalimat .س ي خ 

 hanya tredapat di Bukha>ri> dan Muslim, sedangkan ي ـتـ ل ون  ك ت اب  الله  

pada Ah}mad bin H{anbal menggunakan kalimat   ي ـق ر ء ون  ال ق ر آن.  
12. Redaksi akhir     ل ئ ن : يَّة  و أ ظ نُّه  ق ال  م  م ن  الرَّم  يَ  ر ق ون  م ن  الد  ين  ك م ا يَ  ر ق  السَّه 

ت ـه م  لأ  قـ ت ـل نـَّه م  ق ـت ل  ثَ  ود    ,hanya terdapat pada Bukha>ri> dan Muslim أ د ر ك 

sedangkan pada Ah}mad bin H{anbal hanya sampai pada redaksi   
م  م ن  الرَّم يَّة     .يَ  ر ق ون  م ن  الد  ين  ك م ا يَ  ر ق  السَّه 
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Dari beberapa uraian di atas, berdasarkan redaksi yang paling sering 

digunakan dan perbandingan kapasitas masing-masing jalur periwayatan, 

penulis beranggapan bahwa kemungkinan terbesar matan asli dari 

Rasululullah adalah jalur dari Ah}mad bin H{anbal dengan redaksi sebagai 

berikut: 

أ بِ     -  11008 اب ن   ، ع ن   ال ق ع ق اع  ب ن   ع م ار ة   ث ـن ا  ف ض ي لٍ، ح دَّ ب ن   ث ـن ا مُ  مَّد   أ بِ  ح دَّ ن ـع مٍ، ع ن  
: ب ـع ث  ع ل يٌّ م ن  ال ي م ن  إ لَ  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ب ذ ه ب ةٍ فِ   ، ق ال  ر ي    أ د يٍ س ع يدٍ الْ  د 

 ز ي د  الْ  يْ  ، م ق ر وظٍ، لَ   تُ  صَّل  م ن  ت ـر ابِ  ا، ف ـق س م ه ا ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ب يْ   أ ر ب ـع ةٍ: ب يْ   
ث ة ، أ و  ع ام ر  ب ن  الطُّف ي ل    ص نٍ، و ع ل ق م ة  ب ن  ع لا  ن ة  ب ن  ح  ش كَّ ع م ار ة    -و الأ  قـ ر ع  ب ن  ح اب سٍ، و ع يـ يـ 

أ لَ   ف ـو ج د  م ن  ذ ل ك  ب ـع ض  أ ص ح اب ه  و الأ  ن ص ار  و غ يْ  ه م ، ف ـق ال  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم : -
ه  ر ج لٌ   غ ائ ر   ت ـتَّم ن ونِ  و أ نَ  أ م يْ  م ن  فِ  السَّم اء ، يَّ  ت ينِ  خ بَ ٌ م ن  السَّم اء  ص ب احًا و م س اءً ، ثْ َّ أ تَ 

 ، ي ة ، م ش مَّر  ال  ز ار ، مُ  ل وق  الرَّأ س  ز  الْ  بـ ه ة ، ك ثُّ الل  ح  ش  نـ ت يْ  ، نَ  : اتَّق   ال ع يـ ن يْ   ، م ش ر ف  ال و ج  ف ـق ال 
ل  الأ  ر ض  أ ن  ي ـتَّ  : و يُ  ك  أ ل س ت  أ ح قَّ أ ه  : ف ـر ف ع  ر أ س ه  إ ل ي ه ، ف ـق ال  ي  اللَّّ  اللَّّ  يٰ  ر س ول  اللَّّ ، ق ال 

ق 
ع   الله   ص لَّى  اللَّّ   ر س ول   ف ـق ال   ع ن ـق ه ؟  أ ض ر ب   أ لَ   اللَّّ ،  ر س ول   يٰ   ف ـق ال  خ ال دٌ:   ، أ د ب ـر  ثْ َّ  ؟  ل ي ه  أ نَ  : إ نَّه  ر بَّ م ص لٍ  ي ـق ول  ب ل س ان ه  م ا ل ي س  فِ  ق ـل ب ه ، ف ـق ال  ر   ، و لَ  أ ش قَّ ب ط ونَ  م  ، ثْ َّ  س ول  اللَّّ  و س لَّم : ف ـل ع لَّه  ي ك ون  ي ص ل  ي ف ـق ال  ن ظ ر  إ ل ي ه  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم : إ نِ   لَ   أ وم ر  أ ن  أ ن ـق  ب  ع ن  ق ـل وب  النَّاس 
ي ـق ر ء   ق ـو مٌ  ا  ه ذ  ئ   ئ ض  ض  م ن   ر ج   س ي خ  إ نَّه   ه ا   : ف ـق ال   ، م ق فٍ  و ه و   و س لَّم   ع ل ي ه   الله   ص لَّى   ُّ ون  النَّبِ 

م  م ن  الرَّم يَّة   ر ه م ، يَ  ر ق ون  م ن  الد  ين  ك م ا يَ  ر ق  السَّه   115ال ق ر آن ، لَ  يُ  او ز  ح ن اج 

Adapun alasan yang mendasari yang menjadi pertimbangan penulis 

dalam menentukan kemungkinan matan asli dari Rasulullah adalah: 

a) Sanad hadis riwayat Ah}mad bin H{anbal tersebut termasuk kategori sanad 

‘Ali>, yaitu sanad yang lebih pendek diantara sanad-sanad yang lainnya, 

sehingga nihil kemungkinan terjadinya pengurangan dan penambahan 

terhadap matan hadis. 

b) Setelah melakukan penelitian pada sanad hadis jalur Ah}mad bin H{anbal, 

penulis memastikan sanadnya sahih karena semua perawi yang terdapat 

pada sanad tersebut sedomisili, kecuali sahabat Abu> Sa‘i>d al-Khudri> 

sehingga memungkinkan adanya pertemuan (Mu‘a>sarah). 

 
115 Abu> ‘Abdullah Ah}mad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Ayayba>niy, Musnad al-Ima>m 

Ah}mad bin Hanbal, Juz XVII (Cet. I, Bairut ; Muassasah al-Risa>lah, thn.  1418 H/1997 M), h. 46-

47 
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Setelah penulis melakuakn perbandingan dan penentuan 

kemungkinan matan asli dari Rasulullah saw, maka selanjutnya penulis akan 

mengendifikasi ada atau tidak adanya ‘illat pada matan hadis yang menjadi 

objek penelitian.  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengedintifikasi adanya 

‘illat pada matan hadis yang diteliti ataukah tidak, adalah sebagai berikut: 

1) Terhindar dari Idra>j (sisipan) 

Idra>j adalah sisipan yang terkandung dalam matan hadis yang 

berbentuk perkataan periwayat atau penjelasan yang tidak terpisahkan oleh 

matan hadis dan kadang kala dianggap sebagai bagian dari matan hadis. 

Setelah penulis mengedintifaksi seluruh redaksi matan hadis yang menjadi 

objek penelitian, penulis menemukan idra>j yang terkandung didalam matan 

tersebut, yaitu:   ت ـه م  لأ  قـ ت ـل نـَّه م  ق ـت ل  ثَ  ود : ل ئ ن  أ د ر ك   pada riwayat Bukha>ri> dan و أ ظ نُّه  ق ال 

Muslim. 

2) Tidak Terjadi Nuqsam (pengurangan lafal) 

Nuqsam adalah pengurangan lafal pada matan hadis. Setelah penulis 

mengedintifikasi matan hadis tersebut, penulis tidak menemukan nuqsam 

pada matan hadis tersebut. 

3)  Tidak Terdapat Tagyi>r (perubahan lafal) 

Tagyi>r ialah perubahan lafal pada matan hadis. Setelah penulis 

mengedintifikasi matan hadis yang menjadi objek penelitian, penulis 

menemukan adanya tagyi>r pada matan hadis tersebut, yang terletak pada: 

a. Terdapat perubahan lafal   ي ـتـ ل ون  ك ت اب  الله pada riwayat Bukha>ri> dan Muslim. 

b. Terdapat perubahan lafal  ٍ و ك م  م ن  م ص ل pada riwayat Bukha>ri> dan Muslim. 

c. Terdapat perubahan lafal ، ثْ َّ و لََّ الرَّج ل pada riwayat Bukha>ri> dan Muslim. 
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4) Tidak Terdapat Ziya>dah (tambahan) 

Ziya>dah adalah tambahan lafal atau (pernyataan) yang terdapat pada 

matan, tambahan itu dikemukakan oleh periwayat tertentu sedang periwayat 

tertentu lainnya tidak melakukannya.116 Setelah penulis melakukan 

identifikasi matan hadis yang menjadi objek penelitian, penulis tidak 

menemukan adanya ziya>dah. 

5) Tidak Terdapat Musahhaf dan Muharraf 

Musahhaf ialah perubahan tanda baca pada huruf yang terdapat 

dalam suatu matan hadis. Muharraf ialah perubahan baris pada huruf pada 

suatu matan hadis. Setelah penulis mengidentifikasi matan hadis yang 

menjadi objek penelitian, penulis tidak menemukan adanya musahhaf dan 

muharraf.   

6) Terhindar dari Inqilab 

Inqila>b merupakan istilah pada lafal matan hadis yang mengalami 

keterbalikan seperti lafal matan yang seharusnya berada di awal menjadi 

berada di pertengahan atau akhir matan dan sebaliknya. Setelah penulis 

melakukan identifikasi terhadap matan hadis yang menjadi objek penelitian, 

penulis menemukan adanya inqila>b sebagai berikut: 

a) Redaksi   الي م ن م ن   و س لَّم   ع ل ي ه   الله   ص لَّى  اللَّّ   ر س ول    <terdapat di jalur Bukha>ri إ لَ  

dan Muslim, sedangkan pada jalur Ah}mad bin H{anbal mendahulukan 

kalimat   م ن  ال ي م ن kemudian kalimat   إ لَ  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم sehingga 

menjadi   م ن  ال ي م ن  إ لَ  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم . 

b) Redaksi    و الرَّاب ع : إ مَّا ع ل ق م ة  و إ مَّا ع ام ر ، رٍ، و أ قـ ر ع  ب ن  حاب سٍ، و ز ي د  الْ ي ل  ن ة  ب ن  ب د  ب يْ   ع يـ يـ 
، الطُّف ي ل   terdapat di al-Bukha>ri> dan Musli>m. Sedangkan Ah}mad bin ب ن  

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

1992), h. 127.  
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H{ambal menggunakan redaksi   ،ٍص ن ن ة  ب ن  ح  ب يْ   ز ي د  الْ  يْ  ، و الأ  قـ ر ع  ب ن  ح اب سٍ، و ع يـ يـ 
ث ة ، أ و  ع ام ر  ب ن  الطُّف ي ل    Ah}mad bin H{anbal lebih mendahulukan ,و ع ل ق م ة  ب ن  ع لا 

nama Zaid al-Khudri>, al-Aqra‘ bin H{a>bis kemudian ‘Uyyainah bin Hisn, 

dibandingkan dengan redasi Bukha>ri> dan Muslim yang lebih 

mendahulukan nama ‘Uyyainah. 

Matan hadis yang menjadi objek penelitian mengandung Idraj, tagyi>r 

dan inqilab, akan tetapi tidak ada satupun yang merusak kandungan matan 

hadis tersebut, sehingga hadis tentang KEPO (rasa ingin tahu) terhindar dari 

sya>z dan illat.  

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap matan hadis yang 

menjadi objek penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa matan hadis 

tersebut berkualitas sahih, dan telah memenuhi unsur kaidah kesahihan matan 

hadis.    
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BAB IV 

ANALISIS HADIS TENTANG KEPO (RASA INGIN TAHU) 

A. Interpretasi Tekstual Hadis Tentang KEPO (Rasa Ingin Tahu) 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa yang 

dimaksud dengan interpretasi tekstual adalah bentuk pemahaman terhadap 

matan hadis berdasarkan teksnya semata dan cenderung mengabaikan aspek 

asba>b al-wuru>d hadis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam 

melakukan anlisis tekstual adalah pendekan linguistik atau lugawi, oleh 

karena itu untuk mengaplikasikannya penulis terlebih dahulu akan 

menguraikan makna kosakata yang terdapat dalam matan hadis yang menjadi 

objek penelitian. 

 أنقب  .1

“Niqb”(نقب), yang terdiri dari huruf Nun, Qaf, dan Ba, adalah 

kata dasar yang shohih dan menunjukkan adanya lubang pada suatu objek. 

Seperti kata ( نقب الْائط) berarti menggali lubang di dalam dinding.117 Ibnu 

Al-A'raabi berkata: "Dia berjalan mengintai (anqaba) ketika ia berjalan di 

kampung; dan dia (anqaba) mengintai ketika ia menjadi penjaga; dan dia 

(anqaba) mengintai ketika dia menjadi pemimpin (naqib). Dan ia 

menyelidiki (naqqaba) tentang berita dan hal-hal lainnya."118 

Pada kalimat ini, "anqaba" memiliki arti "mengintai" atau 

"mengamati secara diam-diam", dan "naqqaba" berarti "menyelidiki" atau 

"mencari informasi". Jadi, Ibnu Al-A'ra>bi menggambarkan tiga situasi di 

mana seseorang dapat "mengintai" atau "mencari informasi": ketika 

 
117Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakaria>, Mu‘jam Maqa>yi>su al-Lughah, Juz 5 (Da>r 

al-Fikr: th; 1399 H/1979 M) h. 465 

118Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali>, Lisa>n al-‘Arab Juz I (Cet III; Beirut: Dar S{a>dr, th 

1414 H) h. 769 
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berjalan di kampung, ketika menjadi penjaga, dan ketika menjadi 

pemimpin (naqib). Selain itu, dia menyatakan bahwa seseorang juga bisa 

"menyelidiki" berita dan hal-hal lainnya. Mencari atau mencari tahu 

tentang sesuatu atau mencari informasi tertentu.   ب ار الأ خ  ع ن    artinya ن ـقَّب  

“mengintai atau mencari informasi untuk memberitahukannya.” Seperti 

dalam suatu hadis dikatakan: "  الناس ق ـل وب   ع ن   أ ن ـق  ب   أ ن   أ وم ر   لَ     berarti "إ نِ 

“Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki atau mencari 

tahu tentang hati orang lain.” Kata   أ ن ـق  ب dimaknai   ف وأ ك ش   Artinya أ ف ـت  ش  

yaitu mencari tahu dan mengungkap.119 

 أشق .2

Kata "شق" bermakna menunjukkan adanya pemisahan atau 

retakan dalam sesuatu. kemudian kata "شق" juga digunakan untuk makna 

isti'ara (majas atau perumpamaan).120 Dalam hadis yang penulis teliti, 

memiliki kata   و لَ  أ ش قَّ ب ط ونَ  م “tidak diperintah untuk membelah perutnya” 

yang bermakna majaz atau perumpamaan bahwa kata membelah perutnya 

dapat dimaknai mencari sesuatu yang ada pada diri seseorang yang tidak 

dia tampakkan. 

B. Interpretasi Intertekstual Hadis Tentang KEPO (Rasa ingin Tahu)  

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami hadis 

adalah melihat hubungan antara satu teks dengan teks lainnya, yang dalam 

terminologi ilmu ma‘a>ni al-H{adi>s dikenal sebagai interpretasi intertekstual.121 

 

119 Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali>, Lisa>n al-‘Arab Juz I (Cet III; Beirut: Dar S{a>dr, th 

1414 H) h. 769 

120 Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali>, Lisa>n al-‘Arab Juz III (Cet III; Beirut : Dar S{a>dr, th 

1414 H) h. 170 

121 Arifuddin Ah}mad, Metodologi Pemahaman H{adis; Kajian ‘Ilmu Ma‘a>ni al-H{adi>s 

(Cet, II; Makassar Alauddin University Press, 2013) h. 89. 



70 

 

 

 

Dalam memahami sebuah hadis dengan menggunakan pendekatan interpretasi 

intertekstual, peneliti akan menguraikan hadis yang menjadi objek kajian 

dengan mempertimbangkan adanya tanawwu’ fi> al-h}adi>s\.122 

Diantara teks hadis yang memberikan penegasan bahwa sikap Kepo 

(rasa ingin tahu) secara berlebihan terhadap urusan orang lain ialah hadis 

yang diriwayatkan oleh al-Bukhari> sebagai berikut: 
م نـ ب  هٍ، ع ن  أ بِ    -6064 ب ن   ب ن  مُ  مَّدٍ، أ خ بَ  نَ  ع ب د  اللَّّ ، أ خ بَ  نَ  م ع م رٌ، ع ن  هَ َّام   ر   ث ـن ا ب ش  الْ د يث  ح دَّ ذ ب   أ ك  الظَّنَّ  ف إ نَّ  و الظَّنَّ،  ك م   إ يَّٰ  : ق ال  و س لَّم   ع ل ي ه   الله   ص لَّى  النَّبِ     ع ن   و لَ  ه ر ي ـر ة ،   ،

و انًَ  اب ـر وا، و لَ  ت ـب اغ ض وا، و ك ون وا ع ب اد  اللَّّ  إ خ   123تُ  سَّس وا، و لَ  تَ  سَّس وا، و لَ  تُ  اس د وا، و لَ  ت د 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muh}ammad, telah 
mengabarkan kepada kami ‘Abdullah, telah menggabarkan kepada kami 
Ma‘mar, dari Hamma>m bin Munabbih, dari Abu> Hurairah ra, dari Nabi saw, 
beliau bersapda: “Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah 
ucapan yang paling dusta, janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah 
suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling 
membenci tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara”. (HR. 
Bukhari No. 6064). 

Menurut Ibnu H{ajar al-Asqalani sebagaimana yang beliau kutib dari 

Al-Khattabi bahwasanya kalimat ،تَ  سَّس وا و لَ   تُ  سَّس وا،   ,maknanya adalah و لَ  

jangan kamu mencari-cari aib manusia dan jangan menelitinya. Sebagaimana 

firman Allah yang menceritakan tentang Ya‘qub as, dalam Qs. Yu>suf ayat 87;  

ي ه    124اذ ه ب ـو ا ف ـت ح سَّس و ا م ن  يّـُو س ف  و ا خ 
Terjemahnya: 

…….pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya…(Qs Yusuf 

ayat 87) 

Asal kata yang menggunakan huruf ha’ dari kata al-h}assah’ (rasa) 

 
122 Maksud dari tanawwu’ fi> al-h}adi>s adalah suatu hadis yang masih dalam satu tema 

akaan tetapi memiliki perbedaan pristiwa. Lihat: Arifuddin Ah}mad, Metodologi Pemahaman 
H{adis; Kajian ‘Ilmu Ma‘a>ni al-H{adi>s (Cet, II; Makassar Alauddin University Press, 2013) h. 91. 

123 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-Buk\ariy, Juz VIII (Cet. 1 ; Da>r T}awqu al-Najah, thn, 1422 H), h. 9 

124 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 
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yang merupakan salah satu daripada panca indra. Adapun yang menggunakan 

huruf jim dari kata al-jassu’ artinya menguji sesuatu menggunakan tangan, 

dan ia juga termasuk salah satu indera. Dengan demikian, kata yang 

menggunakan hurf  ha’ lebih luas cakupannya. Ibrah}im al-H{arbi berkata, 

“keduanya memiliki makna yang sama.” Sedangkan Ibnu al-‘Anbari berkata, 

“penyebutan kata yang kedua untuk penekanan. Sebagian lagi ada yang 

mengatakan, kata yang menggunakan huruf jim bermakna mencari-cari aib 

manusia. Sedangkan yang menggunakan huruf ha’ bermakna mendengarkan 

pembicaraan orang lain. Pendapat ini diriwayatkan oleh salah seorang tabi‘in 

yang bernama Al-‘Auza‘i dari Yah}ya bin Abi> Katsir. Ada juga pendapat yang 

dikuatkan oleh al-Qurtubi mengatakan bahwa yang menggunakan huruf jim 

bermakna mencari-cari perkara-perkara batin, dan kebanyakan berkenaan 

dengan keburukan. Sedangkan yang menggunakan huruf ha’ bermakna 

mencari-cari perkara-perkara yang dapat diketahui oleh indra dan mata. 

Pendapat yang lain dari S|a‘lab mengatakan yang menggunakan huruf ha’ 

berarti berusaha mengetahui urusan untuk kepentingan sendiri.125 

Ibnu Hajar berpendapat pula tentang adanya pengecualian dari 

larangan tajassus (memata-matai) adalah saat ia menjadi satu-satunya pilihan 

untuk menyelamatkan seseorang dari kebinasaan misalnya. Seperti jika 

seseorang yang diparcaya mengabarkan bahwa si fulan ingin membunuh 

sesorang secara aniaya, atau seseorang menyepi dengan seorang perempuan 

untuk berzina, maka pada kondisi seperti ini disyaratkan tajassus serta 

meneliti keadaan, untuk menghindari akibat buruk. Imam al-Nawawi juga 

menukil pendapat ini dalam kitab Al-Ah}kam al-Sult}aniyah karya Mawardi 

lalu beliau menganggapnya sangat bagus. Menurutnya pernyataan, “tidak 

 
125 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari> Syarah S}ah}i>h al-Bukha>ri> terj. Gazirah Abdi 

‘Ummah, Penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari, Juz XXIX, h. 279. 
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dibenarkan bagi seseorang mencari-cari perkara yang tidak tampak darinya 

daripada hal-hal yang diharamkan meski ada dugaan kuat keluarga 

merahasiakannya”, kecuali pada kondisi khusus sepeti di atas.126 

C. Interpretasi Kontekstual Hadis Tentang KEPO (Rasa Ingin Tahu) 

Sebagaimana yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, bahwa 

yang dimaksud dengan interpretasi kontekstual adalah suatu bentuk 

pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan aspek asba>b al-

wuru>d hadis yang meliputi (konteks dimasa Rasul; pelaku sejarah, peristiwa 

sejarah, waktu tempat atau bentuk peristiwa) dan konteks kekinian atau masa 

kini.127 

Pemahaman kontekstual sebagai suatu bentuk analisis dalam 

memaknai kandungan hadis dapat diperhatikan mengenai aspek konteksnya, 

diantaranya: pertama, otoritas dan kedudukan Nabi saw. ketika 

menyampaikan hadis itu (Nabi saw. Sebagai seorang rasul dan manusia biasa, 

sebagai seorang pemimpin biasa, sebagai seorang pemimpin negara, sebagai 

suami, bapak, hakim), kedua, dilihat dari segi objek disampaikannya hadis itu 

yakni sahabat sebagai pihak pertama yang berhadapan dengan nabi saw. 

(kapasitas intelektualnya, kapasitas iman, latar belakang budaya, dan kondisi 

kejiwaannya). Kemudian yang ketiga, dilihat dari segi bentuk peristiwa 

diwurudkannya hadis tersebut (dalam bentuk perkataan, perbuatan atau 

taqri>r, pernyataan dan perbuatan audience, tempat dan waktu peristiwa).128 

Ibnu Hamzah al-Husaini al-H{anafi al-Dimisyqi dalam bukunya 

 
126 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari> Syarah S}ah}i>h al-Bukha>ri> terj. Gazirah Abdi 

‘Ummah, Penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari, Juz XXIX, h. 280. 

127 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman H{adis; Kajian Ilmu Ma‘a>ni al-H{adis, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012). h. 117. 

128 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman H{adis; Kajian Ilmu Ma‘a>ni al-H{adis, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012). h. 114. 
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Asba>b al-Wuru>d  menjelaskan tentang asba>b al-wurud hadis tersebut dengan 

memberi judul bab “Bukan untuk Menyelidiki hati Manusia”, sebagaimana 

dalam sahih al-Bukhari> dari Abu Sa‘id, katanya: Ali> bin Abi T{a>lib mengutus 

seseorang dari Yaman kepada Rasulullah saw. Dengan emas yang sudah 

disepuh sehingga tersisi dari tanah (kotoran)-nya. Kata Abu Sa‘id emas itu 

dibagi-bagikan oleh beliau dengan empat bagian, masing-masing untuk: 

‘Ainiyah ibnu Badar, Aqra’ ibnu Habis, Zaid ibnu Khalil, dan yang keempat 

mungkin Alqamah atau Amir ibnu Tufail. Salah seorang sahabat beliau 

bertanya: “seharusnya kami lebih berhak menerima bagian ini dibanding 

mereka”. Perkataan itu sampai kepada Rasulullah saw. dan beliau memanggil 

mereka lalu mengatakan: “apakah kalian tidak mempercayakannya kepadaku, 

padahal akulah orang yang dipercaya oleh penghuni langit (Jibril) yang 

datang kepadaku pagi dan sore perkabaran (wahyu) dari langit?” Kata Abu 

Sa‘id selanjutnya, maka berdiri seorang laki-laki yang tajam sorotan kedua 

matanya, yang bersinar kedua pipinya, yang menonjol dahinya, yang tebal 

janggutnya, yang botak kepalanya, yang tepi bajunya sebelah bawah 

tergulung. Laki-laki itu berkata: “wahai Rasulullah bertaqwalah engkau 

kepada Allah” Rasulullah menjawab: “celakalah engkau, bukankah aku dari 

penduduk bumi ini yang paling patut bertaqwa kepada Allah?” Kemudian 

laki-laki itu makin mendekat. Di saat itu Khalid ibnu Malik berkata dengan 

keras: “wahai Rasulullah, apakah tidak selayaknya aku potong saja lehernya?” 

beliau menjawab : “tidak. Barangkali dia mengerjakan sholat”. Khalid 

menukas lagi : “betapa banyak orang mengerjakan sholat mengatakan sesuatu 

dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya”. Rasulullah Saw. 

Menjelaskan lagi : “sesungguhnya aku tidak diperintahkan menyelidiki hati 

seseorang dan membelah perutnya”. Khalid memandang laki-laki itu sambil 
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tegak berdiri. Khalid memperhatikan ia berasal dari satu golongan kaum yang 

membaca kitabullah, yang basa lidahnya, tetapi tidaklah bacaannya itu 

melewati pangkal tenggorokannya, begitu cepat cepat keluar (meninggalkan) 

agamanya seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Dan aku (Khalid) 

menyangka demikian. Dia berkata: “Jika aku menjumpai mereka akan aku 

bunuh mereka seperti pembunuhan terhadap kaum tsamud”.129 

Melihat dari aspek asbab al-wurud hadis maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa seorang sahabat bernama Khalid berkata kepada Nabi saw. 

tentang banyaknya orang yang shalat akan tetapi dia mengatakan sesuatu 

dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya, kemudian Nabi saw 

menegaskan “sesungguhnya aku tidak diperintah untuk menyelidiki hati 

seseorang dan membelah perutnya” yang dapat kita maknai bahwa Nabi saw. 

memberikan penegasan kepada umatnya tentang Nabi tidak menyukai 

menyelidiki isi hati seseorang dan mencari tau tentang kehidupan pribadinya 

yang dimajazkan dalam perkataan Nabi seperti orang yang membelah perut. 

Jika dilihat dari aspek kedudukan dan otoritas Nabi saw. dalam 

menyampaikan hadis tentang Kepo (rasa ingin tahu), yakni dalam 

kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul. Sebab ketika Nabi saw. menyampaikan 

hadis tersebut, terkesan Nabi ingin menjelaskan dan memberikan penegasan 

bahwa Nabi tidak menyukai menyelidiki (kepo) terhadap sesuatu yang t\idak 

tampak dari orang lain. 

Menurut sejumlah ulama, hadis yang terkait dengan penjelasan isi 

Al-Qur'an sebagai aspek pelaksanaan ibadah dan penetapan hukum halal dan 

haram dianggap sebagai sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah saw. 

dalam perannya sebagai nabi dan rasul. Oleh karena itu, berdasarkan argumen 

 
129 Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi al-Dimasyqi, Asba>b al-Wuru>d; Latar Belakang 

Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul, Jilid II (Cet. V, Jakarta; Kalam Mulia: 2004) h. 164-165. 
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tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hadis yang menjadi fokus penelitian 

ini diucapkan oleh Nabi saw. dengan keterkaitan erat terhadap perannya 

sebagai nabi dan rasul. 

Olehnya itu menurut analisis penulis, bahwa hadis yang menjadi 

objek kajian tersebut, disapdakan oleh Nabi saw. dalam kapasitasnya sebagai 

Nabi dan Rasul merupakan bagian dari penegasan Nabi tentang Nabi 

melarang perbuatan yang mencaritau atau menyelidiki orang lain yang tidak 

ditampakkan darinya dan bukan menajadi urusannya. 

Selanjutnya jika dilihat dari aspek konteks kekinian (masa kini) 

hadis yang menjadi objek penelitian penulis, maka dapat diketahui 

bahwasanya hadis tersebut berlaku ketika sikap kepo atau rasa ingin tahu 

tersebut bertujuan untuk menggali informasi pribadi orang lain yang bukan 

menjadi urusannya dan tidak berkaitan dengan urusan pekerjaan dan 

sejenisnya, semisal untuk kepentingan interview pekerjaan, wawancara dll. 

bentuk perilaku kepo dalam konteks masa kini yang dimaklumi adalah kepo 

dengan tujuan ingin memberikan kejelasan atau kepastian agar sesuatu yang 

ingin diketahui tersebut tidak terjadi kesalah pahaman sebagaimana 

dijelaskan dalam Qur’an Surah Al-Hujurat (49): Ayat 6: 

يب وا ق ـو مًا بِ  ه ال ةٍ ف ـت ص ب ح وا ع ل   قٌ ب نـ ب إٍ ف ـتـ بـ يـَّن وا أ ن ت ص  أ يّـُه ا الَّذ ين  آم ن وا إ ن ج اء ك م  ف اس  ىٰ م ا ف ـع ل ت م   يٰ 
د م يْ    نَ 

Terjemahnya:  

”Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 
seorang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah 
dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada 
suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, sehingga 
kamu menyesal atas apa yang telah kamu perbuat.”130 

Imam al-Nawawi juga mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh 

Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa tidak dibenarkan bagi seseorang mencari-cari 

 
130Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 
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perkara yang tidak tampak darinya daripada hal-hal yang diharamkan meski 

ada dugaan kuat keluarga merahasiakannya, kecuali pada kondisi khusus 

sepeti menyelamatkan seseorang dari kebinasaan atau jika seseorang yang 

diparcaya mengabarkan bahwa si fulan ingin membunuh seseorang secara 

aniaya, atau seoramg laki-laki menyepi dengan seorang perempuan untuk 

berzina, maka pada kondisi seperti ini disyaratkan kepo untuk menghindari 

akibat buruk yang akan terjadi.131 

Perilaku kepo merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi, 

jika perbuatannya hanya semata-mata menjurus kepada hal-hal yang tidak 

bermanfaat. Seiring dengan berkembangnya zaman, perilaku kepo ini tidak 

hanya dilihat dalam hal negtive saja, banyak perilaku kepo pada masa 

sekarang (masa kini) yang dilakukan bukan semata-mata mencari tau 

kelemahan ataupun kekurangan orang lain, melainkan ada juga untuk 

kepentingan tertentu seperti dalam melamar pekerjaan, provesi, interview, 

ataupun untuk kepentingan di ranah hukum seperti mengungkap suatu 

masalah di pengadilan untuk medapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan 

bentuk perilaku kepo yang dapat dimaklumi karena tujuan melakukan 

perbuatan tersebut jelas dan tidak ada niatan untuk melakukan kepo atau 

mencari tau privasi orang lain secara mutlak tanpa adanya kepentingan 

seperti yang penulis sebutkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya penulis akan 

memberikan beberapa contoh perilaku kepo yang dimaklumi sebagai berikut: 

1. Media Sosial, Penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, 

Instagram, TikTok dll. memungkinkan orang untuk dengan mudah 

melihat kehidupan orang lain dengan tujuan mencari kejelasan tentang 

 
131Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari> Syarah S}ah}i>h al-Bukha>ri> terj. Gazirah Abdi 

‘Ummah, Penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari, Juz XXIX, h. 280. 
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orang tersebut dalam bermain media sosial dan juga merupakan sesuatu 

yang sudah ditampakkan pada media sosial tersebut. 

2. Melakukan investigasi seperti yang dilakukan para intelegen untuk 

kepentingan kemanan sosial dan negara. 

3. Melakukan wawancara untuk sebuah pekerjaan atau seperti yang 

dilakukan oleh para wartawan untuk keperluan berita/informasi dll.  

Adapun beberapa contoh bentuk perilaku kepo yang dilarang 

sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis Nabi yang menjadi objek penelitian 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Menyelidiki Kehidupan Pribadi Orang Lain: Mencari tahu secara 

intensif tentang kehidupan pribadi seseorang melalui berbagai sumber 

dapat dianggap sebagai tindakan invasif. 

2. Mengajukan Pertanyaan yang Menyentuh Privasi: Bertanya secara terus 

terang tentang masalah keuangan, status perkawinan, atau masalah 

pribadi lainnya kepada orang yang tidak memiliki hubungan cukup dekat 

tanpa adanya alasan tertentu yang dapat dimaklumi. 

3. Mengintip Pesan atau Privasi Orang Lain: Membaca pesan teks, email, 

atau percakapan pribadi orang lain tanpa izin dan dapat dianggap 

sebagai pelanggaran privasi. 

Perilaku “kepo” dalam konteks masa kini dilihat dari segi 

pengaplikasiannya, dibolehkan jika hal tersebut berkaitan dengan 

kemaslahatan bersama. Akan tetapi jika perilaku kepo tersebut sengaja 

dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki kehidupan pribadi orang lain yang 

tidak ia tampakkan   dan tidak ada unsur  menyembunyikan kejahatannya 

maka hal tersebut dilarang.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada sub-sub bab 

sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa poin kesimpulan 

sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah kami ajukan dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian penulis pada hadis yang menjadi objek penelitian 

tentang KEPO (Rasa Ingin Tahu) adalah s}ah{i>h}. hadis tersebut 

memiliki tiga mukharrij berdasarkan informasi yang penulis dapatkan 

dari kitab Mu‘jam hadis, diantaranya yaitu: mukharrij pertama Ima>m 

Bukha>ri> dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, mukharrij kedua Ima>m Muslim 

dalam S{ah}i>h} Muslim, mukharrij ketiga Ima>m Ah}mad bin H{anbal 

dalam musnad Ah}mad bin H{anbal. Dari tiga mukharrij tersebut, 

penulis mengkaji dan mengkritik jalur dari Ah}mad bin H{anbal yang 

ditinjau dari dua aspek yaitu kritik sanad (naqd al-sanad) dan kritik 

matan (naqd al-matn), hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis 

tersebut telah memenuhi lima kriteria kaidah kesahihan hadis. 

2. Hakikat Kepo (Rasa Ingin Tahu) sebagaimana yang termuat dalam 

kandungan hadis yang menjadi objek penelitian penulis dapat 

dipahami bahwasanya Kepo atau rasa ingin tahu terhadap privasi 

kehidupan orang lain merupakan perilaku yang tidak disukai oleh 

Nabi dan harus dijauhi, kecuali tujuannya untuk kemaslahatan, 

misalnya untuk suatu pekerjaan, atau   mencari tau atau menyelidiki 

pelaku kejahatan untuk diungkapkan demi kemaslahatan banyak 

orang. 
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3. Adapun implikasi hadis tentang KEPO (Rasa Ingin Tahu) ialah 

perilaku kepo atau mencari tau tentang kehidupan orang lain 

seharusnya ditinggalkan jika hal tersebut tidak mendatangkan 

maslahat, karena perilaku tersebut dapat berefek pada hal-hal 

negative. 

B. Implikasi 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan 

agar dapat mengetahui bagaimana sebenarnya implementasi sikap KEPO atau 

rasa ingin tahu yang berlebihan dari sisi pandangan hadis Nabi saw. Dengan 

melakukan pengkajian menggunakan pendekatan ilmu hadis, skripsi ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat dalam 

kaitannya dengan KEPO rasa ingin tau atau mencari tau yang berlebihan 

terhadap orang lain. 

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa, implementasi KEPO 

atau rasa ingin tau terhadap privasi orang lain yang tidak ia tampakkan 

merupakan suatu hal yang tidak disukai oleh Nabi dan merupakan perbuatan 

yang harus dijauhi, akan tetapi jika perilaku kepo tersebut untuk 

keadaan/peristiwa tertentu seperti untuk kepentingan kemaslahatan baik 

untuk dirinya, maupun orang lain maka hal tersebut boleh saja dilakukan.  
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