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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim J 

 

Je 

 ح 

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

Kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

Dal 

 

d 

 

De 

 
 ذ

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

Ra 

 

r 

 

Er 

 
 ز

 

Zai 

 

z 

 

Zet 

 
 س

 

Sin 

 

s 

 

Es 

 
 ش

 

Syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

Gain 

 

g 

 

Ge 

 
 ف

 

Fa 

 

f 

 

Ef 

 
 ق

 

Qaf 

 

q 

 

Qi 

 
 ك

 

Kaf 

 

k 

 

Ka 

 
 ل

 

Lam 

 

l 

 

El 

 
 م

 

Mim 

 

m 

 

Em 

 
 ن

 

Nun 

 

n 

 

En 

 
 و

 

Wau 

 

w 

 

We 

 
 هـ

 

Ha 

 

h 

 

Ha 

 



 

xi 
 

 ء

 

Hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

Ya 

 

y 

 

Ye 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : هَوْلََ 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama 
Tanda 

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

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i   ى  ـَ
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

و    ـَ
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلََ

 yamu>tu : يمَُوْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ضَةُ الَأط فَال    raud}ah al-at}fa>l : رَو 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَلمَْدِينْةََُاَلفَْاضِلََُ

 al-h}ikmah :  اَلحِْكْْةََُ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

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

d}ammah dan wau ُو ـ 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

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

u dan garis di atas 

 ـى
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5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 

 <najjaina : نَََّي ناَ 

قّ   al-h}aqq : اَلحَ 

 nu“ima : نُـعّ مَ 

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل ى  

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufََال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
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sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

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

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :    الَشَّم سُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :    الَزَّل زلََة 

َالَ فَل سَفَة   : al-falsafah 

 al-bila>du :    الَ بلَادُ 

 

7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تََ مُرُو نَ 

 ‘al-nau : الَنـَّو عُ 

ء    syai’un : شَي 

 umirtu : أمُ ر تُ 

 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
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kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

لل    di>nulla>h د ي نُ الله      billa>h با 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

َرَحَْْةَِاللهَِ َفِِْ  hum fi> rah}matilla>h    هُُْ

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

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

Contoh: 

  Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

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

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. =  subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

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

as. =  ‘alaihi al-sala>m 

‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-H{asan, 
‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r 
Qut}ni> Abu>) 

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

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

H = Hijriah 

M = Masehi 

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

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama : M. Asyraf  Mubarak Sudarmin 

Nim :30700117049 

Judul :Menarik Kembali Barang Pemberian dalam Perspektif Hadis (Suatu 

Kajian Tahlili  pada Riwayat Ibnu Umar) 

 
Islam sangat menganjurkan bagi ummatnya untuk hidup berperilaku baik, 

kasih sayang dan saling tolong menolong, salah satunya dengan saling memberi. 
Namun masih banyak kasus menarik kembali barang pemberian yang terjadi di 
tengah masyarakat. skripsi ini membahas tentang menarik kembali barang 
pemberian perspektif hadis pada riwayat Ibnu Umar. 

Jenis penelitian ini yakni library research. Tujuan penelitian ini ialah 
untuk mengetahui kualitas hadis dan kandungan hadis tentang menarik kembali 
barang pemberian. Penulis menggunakan metode tahlili untuk menjelaskan yang 
terkandung dalam hadis dengan menggunakan metode takhri>j al-hadis dan 
tekhnik interpretasi tekstual, intertekstual dan kontekstual. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan ilmu hadis, pendekatan historis, dan pendekatan 
teologi normatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang menarik kembali 
barang pemberian terdapat pada 13 jalur periwayatan serta memiliki syahid dan 
mutabi’, dan berkualitas s{ahih serta bisa dijadikan hujjah untuk masyarakat 
bahwa perbuatan menarik kembali barang pemberian sangat dilarang dalam 
agama islam. Kandungan hadis ini secara tekstual menjelaskan tentang larangan 
untuk menarik kembali barang yang sudah diberikan kepada orang lain. Bahkan 
Rasulullah secara tegas menggambarkan orang yang melakukan hal tersebut 
disamakan dengan seekor anjing, kemudian barang yang diberikan kemudian 
ditarik kembali digambarkan seperti memakan kembali muntahnya sendiri. 
interpretasi intertekstual, dengan memaparkan ayat Al-Qur’an pada QS. Al-
Baqarah/2: 262 dan 264 yang membahas tentang larangan mengungkit-ungkit 
pemberian yang telah diberikan dan menyakiti perasaan bagi penerima, ayat ini 
digunakan sebagai pendeketakan pada hadis tentang menarik kembali barang 
pemberian. Sebab mengungkit-ungkit pemberian saja sangat dilarang dalam al-
Quran, apalagi jika pemberian tersebut diminta kembali. interpretasi kontekstual, 
Perkara tentang menarik kembali barang pemberian tidak hanya menyinggung 
orang-orang yang hidup di masa Rasullah Saw. saja, melainkan berlaku hingga 
sepanjang zaman jika praktik penarikan kembali barang pemberian masih terus 
terjadi di tengah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa hadis yang membahas 
menarik kembali barang pemberian bersifat secara umum dan tidak terikat oleh 
tempat dan waktu. 

Peneliti berharap dengan skripsi ini dapat memberikan pemahaman dan 
penambah wawasan bagi masyarakat dalam hal larangan menarik kembali barang 
pemberian. Dengan perbuatan saling memberi, sebagai wujud solidaritas dalam 
hidup bermasyarakat, membantu dan meringankan beban orang lain. Jika 
perbuatan menarik kembali barang pemberian dapat diatasi tiap individu, kiranya 
masyarakat dapat hidup rukun dan damai dengan semangat gotong royong dalam 
menjalani hidup bermasyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik itu urusan duniawi, 

maupun yang berkaitan dengan akhirat. Islam merupakan ajaran yang bersifat 

universal yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Untuk disampaikan kepada 

ummatnya yang berlaku hingga akhir zaman. Islam mampu mengatur segala perkara 

kehidupan di dunia ini secara utuh, termasuk senantiasa menuntun ummatnya agar 

berbuat baik kepada sesama manusia. 

Dalam hidup bermasyarakat, islam mewajibkan berperilaku baik kepada 

sesama manusia. Ummat muslim di tuntut agar selalu bersikap baik dan penuh kasih 

sayang dalam keadaan apapun dan dimanapun. Semua perbuatan kebaikan tidak ada 

batasannya, bahkan mencakup seluruh hal yang dapat bermanfaat bagi manusia. 

Baik itu dari segi pemanfaatan materil maupun moral
1
.  

Islam sebagai petunjuk bagi ummat yang mengikutinya. Islam merupakan 

agama yang penuh ajakan berbuat baik dan kasih sayang kepada sesama makhluk 

hidup. Di dalam al-qur’an dan hadis, yang merupakan sumber hukum islam, dapat 

ditemukan banyak sekali ayat dan hadis yang menganjurkan bahkan mengajak untuk 

senantiasa berperilaku baik dan penuh kasih sayang kepada semua makhluk, bahkan 

berperilaku baik kepada hewan dan tumbuhan.  

Semua makhluk ciptaan Allah, pasti akan mendapatkan kasih sayang yang 

berlimpah dari Allah swt. dan Rasulullah di utus ke muka bumi ini sebagai contoh 

                                                           
1
Nanik Chumairoh, ‚Mengungkit-ungkit pemberian dalam Hadis Musnad Ahmad bin Hanbal 

No Indeks 6882 ‛, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2019), h. 1 
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teladan yang penuh dengan kasih sayang kepada siapapun.
2
 Sebagaimana sabda 

Rasulullah yang membahas kasih sayang Allah kepada hamba-Nya: 

، أَخْبَ رَنََ سَعِيدُ  ثَ نَا أبَوُ اليَمَانِ الَحكَمُ بْنُ نََفِعٍ البَ هْراَنُِّ، أَخْبَ رَنََ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّىْريِِّ سَيِّبِ، أَنَّ أبَََ  حَدَّ
ُ

بْنُ الد
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: ىُرَيْ رةََ، قاَلَ:  جَعَلَ اللََُّّ الرَّحَْْةَ مِائةََ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ »سََِ

رْفَعَ الفَرَسُ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن جُزْءًا، وَأنَْ زَلَ فِ الَأرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الجزُْءِ يَ تَ راَحَمُ الخلَْقُ، حَتََّّ ت َ 
 3«حَافِرَىَا عَنْ وَلَدِىَا، خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَوُ 

Artinya:   

Abu Yaman Hakim bin Nafi’ Bahrani telah menceritakan kepada kami, 
syu’aib telah mengabarkan kepada kami, dari Zuhri, Sa’id bin Misayyibi telah 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Hurairah berkata: ‚Saya mendengar Rasulullah 
SAW. Bersabda, ‚Allah menjadikan seratus bagian dari kasih sayang dan menahan 
di sisi-Nyasembilan puluh Sembilan bagian. Sedangkan Dia menurunkan satu bagian 
lainnya ke bumi. Dari (satu kasih sayang) itu, makhluk saling menyayangi, sehingga 
seekor kuda mengangkat telapak kakinya dari anaknya karena takut menyakitinya.‛ 
(HR. Imam Bukhari) 

Inilah salah satu bukti Allah yang disampaikan melalui sabda Rasulullah 

SAW. Bahwa Allah maha pengasih dan maha penyayang, dan tentunya sebagai 

gambaran kasih sayang Allah swt. agar ummatnya senantia mengikuti perintahnya. 

Manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi penciptaan 

yang mulia, paling bagus, cerdas dan berakal. Dengan beragam potensi itulah 

memiliki peluang yang nyata dalam menjalani kehidupan bermasyarakat serta 

memperoleh limpahan kasih sayang-Nya yang sempurna.
4
  

                                                           

2
Ahmad bin Sa’id bin Khamis Al-Anbaly,Yana>bi>’u al-Syafaqata fi al-H}as\s\i ‘ala al-S}adaqah 

min ‘Aja>’ibi al-‘Ila>ji bi al-S}adaqah, Terj. Khairun Nisa Shalih dan Abdurrohman Jufri, Terapi 

Sedekah untuk Kesembuhan ‚Tips Berobat dan Kisah Mengejutkan Mereka yang Telah Sembuh 

dengan Terapi Sedekah‛ (Cet. I; Solo: Pustaka Iltizam, 2011), h. 24. 

3
Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdillah al-Bukha>ri> al-Ju’fi<, S}ahi>h al-Bukha>ri>, Juz VIII, (Cet. 

I; t.t.: Da>r T{u>q al-Naja>h, 1422 H), h. 8 

4
Rachmat Ramadhana al-Banjary, Prophetic Leadership (Yogyakarta: DIVA Press,2008),h. 

21.  



3 
 

 
 

Dalam menjalankan sifat kasih sayang ini, tentu akan berpengaruh kepada 

individu yang mengamalkannya. sebagai muslim dalam menjalankan sifat kasih 

sayang ini kepada semua makhluk hidup, tentu Allah akan membalas kasih sayang 

itu bagi yang senantiasa mengamalkannya. Kasih sayang tentu banyak sekali yang 

dapak kita amalkan. Tetapi dalam skripsi ini akan mengarah kepada salah satu 

bentuk kasih sayang yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni 

dengan saling memberi. 

Rasulullah saw. merupakan suri teladan bagi ummatnya. Beliau memberikan 

bukti yang nyata bagi hambanya dalam hal melaksanakan beri-memberi kepada 

sesama manusia. Dalam menjalankan syariat islam, rasulullah saw. senantiasa 

mendorong atau memotivasi kepada ummatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang 

dermawan dengan cara terus melatih diri agar senantiasa sering memberi sesuatu 

kepada orang lain. Sehingga kualitas kedermawanan dalam diri seseorang dapat 

terus ditingkatkan.
5
 

Manusia merupakan makhluk sosial, mereka tidak bisa hidup tanpa saling 

membantu dan menolong kepada sesama manusia yang lain.
6
 Oleh karena itu, Islam 

menganjurkan kepada umat muslim yang beriman untuk senantiasa ikhlas dalam 

memberi semata-mata mengharapkan ridha Allah swt.
7
 baik itu memberikan bantuan 

tenaga maupun dengan memberi bantuan materil sehingga memberi manfaat bagi 

                                                           

5
Ahmad bin Sa’id bin Khamis Al-Anbaly,Yana>bi>’u al-Syafaqata fi al-H}as\s\i ‘ala al-S}adaqah 

min ‘Aja>’ibi al-‘Ila>ji bi al-S}adaqah, Terj. Khairun Nisa Shalih dan Abdurrohman Jufri, Terapi 

Sedekah untuk Kesembuhan ‚Tips Berobat dan Kisah Mengejutkan Mereka yang Telah Sembuh 

dengan Terapi Sedekah‛ (Cet. I; Solo: Pustaka Iltizam, 2011), h. 39. 

6
Anggita, ‚Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Prespektif Hukum Islam‛ Skripsi 

(Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 3 

7
Ubaidurrahman El-Hamdi, Sedekah Bikin Kaya dan Berkah (Cet.I; Jakarta: WahyQolbu, 

2015), h. 23 
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orang lain.
8
 Sesungguhnya tujuan utama dari segala pemberian yang diberikan 

kepada orang lain karena semata-mata mengharapkan pahala dan ridha dari Allah 

swt sekaligus mendekatkan diri kepadanya-Nya.  

Dengan saling memberi dalam hal membantu orang lain, maka kesejahteraan 

ummat dapat dibangun dengan baik, dan kerukunan sosial akan terjalin dengan lebih 

harmonis. Bahkan banyak manfaat yang akan dirasakan bagi orang yang sering 

memberi, seperti terhindar dari musibah, mendapatkan rezeki yang banyak, masuk 

surga tanpa hisab, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya.
9
 Jika melakukan 

suatu pemberian, khususnya memberi dengan suatu barang, hendaknya ia 

memberikan barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya.
10

 

Sebagaimana dalam QS. Ali Imran/ 3: 92. 

بُّونََۚ  ٰ تنُفِقُواْ مَِّا تُُِ  …لَن تَ نَالُواْ ٱلۡبَِّ حَتََّّ
Terjemahnya: 

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu mengingfakkan Sebagian 
harta yang kamu cintai, …

11
 

Namun, dewasa ini masih banyak yang belum memahami bahwa dalam 

melakukan suatu pemberian, berarti melepaskan hak milik sesuatu kepada orang 

yang telah  diberikan. Bahkan masih banyak kasus menarik atau mengambil Kembali 

suatu pemberian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Adapun kasus nyata 

yang terjadi di tengah masyarakat, seperti kasus yang diteliti dalam skripsi Anggita 

                                                           

8
Ahmad bin Sa’id bin Khamis Al-Anbaly, Terapi Sedekah untuk Kesembuhan (Tips Berobat 

dan Kisah Mengejutkan Mereka yang Telah Sembuh dengan Terapi Sedekah), Terj. Khairun Nisa 

Shalih dan Abdurrohman Jufri, h. 39 

9
Ubaidurrahman El-Hamdi, Sedekah Bikin Kaya dan Berkah , h. v 

10
Fahrur Mu’is, Dikejar Rezeki dari Sedekah (Cet. I; Solo: Taqiya Publishing, 2016), h. 17. 

11
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Cordoba (Bandung: Cordoba, 2018), h. 62. 
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yang berjudul ‚Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Prespektif Hukum Islam‛, 

yang mengamati kasus bahwa si bapak A memberikan sebidang tanah dengan 

panjang 100 meter dan lebar 2,5 meter kepada bapak B, namun terjadi perselisihan 

antara bapak A dan bapak B sehingga tanah tersebut hendak diminta kembali. 

Ditambah lagi bahwa bapak A hendak menjual tanah tersebut ke bapak C dengan 

Panjang 20 meter dan lebar 0,5 meter.
12

  

Bahkan yang paling viral dan selalu diberitakan di acara televisi di era 

modern saat ini, ialah menarik pemberian akibat gagal di pentas demokrasi. 

Tentunya kasus yang seperti ini sangat nyata terjadi di tengah-tengah masyarakat 

dan kebanyakan dari kejadian tersebut disebabkan karena kecewa dan gagalnya 

mereka dalam persaingan suara dari kontestan yang lainnya. Seperti yang terjadi  

kota cimahi, jawa barat. Dikutip dari Tribun News, saat itu seorang Caleg dari Partai 

Gerindra di Cimahi, Jawa Barat, menarik bantuan yang telah diberikan kepada warga 

berupa aspal yang akan digunakan untuk memperbaiki jalan di sekitar kompleks Puri 

Cipageran 1 Blok H2, RT 2/28, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota 

Cimahi. Penarikan bantuan tersebut terjadi karena kecewa dari perolehan suara di 

wilayah tersebut sangat minim, bahkan hanya punya lima suara.
13

 

Namun hal yang paling menyita perhatian masyarakat, Ketika Warga 

kembalikan karpet masjid sumbangan dari caleg DPR RI di Kelurahan Tomolou, 

Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Pengembalian bantuan berupa karpet untuk 

masjid desa dan jam duduk besar itu dipicu oleh sambutan caleg saat shalat Jumat. Ia 

terlalu banyak menyinggung bantuan yang telah diberikan karena perolehan suara 

                                                           

12
Anggita, ‚Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Prespektif Hukum Islam‛ Skripsi, h. ii 

13
https://m.tribunnews.com/amp/pilpres-2019/2019/05/05/7-aksi-caleg-gagal-terpilih-ada-

yang-stres-dan-mandi-kembang-hingga-nekat-membakar-surat-suara (diakses pada 18 oktober 2021) 

https://m.tribunnews.com/amp/pilpres-2019/2019/05/05/7-aksi-caleg-gagal-terpilih-ada-yang-stres-dan-mandi-kembang-hingga-nekat-membakar-surat-suara
https://m.tribunnews.com/amp/pilpres-2019/2019/05/05/7-aksi-caleg-gagal-terpilih-ada-yang-stres-dan-mandi-kembang-hingga-nekat-membakar-surat-suara
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tidak sesuai dengan yang ia harapkan dan membuat masyarakat menjadi tersinggung 

dan berbondong-bondong mengembalikan semua bantuan tersebut.
14

 Masih banyak 

lagi kejadian menarik Kembali pemberian di tengah masyarakat yang lainnya yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Bahkan berabad-abad yang lalu, jauh sebelum era modern sekarang, 

Rasulullah saw. bersabda:  
ثَ نَا  كَتَّبُ، عَنْ عَمْرِ حَدَّ

ُ
ثَ نَا حُسَيْنٌ الد ثَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ يوُسُفَ الَأزْرَقُ قاَلَ: حَدَّ و أَحَْْدُ بْنُ مَنِيعٍ قاَلَ: حَدَّ

عْطِي مَثَلُ الَّذِي ي ُ »بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاَوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
وَفِ البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «: العَطِيَّةَ ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا كَالكَلْبِ أَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فَ رَجَعَ فِ قَ يْئِوِ 

 15وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ
Artinya: 

Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami ; Ishaq bin Yusuf Al Azraq 
telah menceritakan kepada kami ; Husain Al Mukattab telah menceritakan 
kepada kami  dari 'Amr bin Syu'aib dari Thawus dari Ibnu 'Umar bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "perumpaan orang yang 
memberikan suatu pemberian lalu mengambilnya kembali adalah seperti seekor 
anjing yang makan hingga kekenyangan dan memuntahkannya, lalu ia kembali 
memakannya." Abu Isa berkata; Hadis semakna juga diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas dan Abdullah bin Amru. (HR. Tirmizi)  

Dari hadis ini pula, Rasulullah saw. tidak hanya menegur ummatnya pada 

saat itu, tetapi masih berlaku  hari ini, hingga seterusnya. Berdasarkan uraian latar 

belakang masalah di atas, maka penulis tertarik membahas skripsi yang berjudul 

“Menarik Kembali Barang Pemberian dalam Perspektif Hadis”. 

 

 

                                                           

14
https://m.tribunnews.com/amp/pilpres-2019/2019/05/05/7-aksi-caleg-gagal-terpilih-ada-

yang-stres-dan-mandi-kembang-hingga-nekat-membakar-surat-suara (diakses pada 18 oktober 2021) 
15

Muh}ammad bin ‘I<sa bin Saurah bin Mu>sa bin al-D{ah}a>k al-Tirmiz\i Abu> ‘I<sa, Sunan al-

Tirmiz\i, Juz IV, ( Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mat}ba’ah Mus}t}afa al-Ba>bi> al-H{albi>, 1395 H / 

1975 M), h. 441  

https://m.tribunnews.com/amp/pilpres-2019/2019/05/05/7-aksi-caleg-gagal-terpilih-ada-yang-stres-dan-mandi-kembang-hingga-nekat-membakar-surat-suara
https://m.tribunnews.com/amp/pilpres-2019/2019/05/05/7-aksi-caleg-gagal-terpilih-ada-yang-stres-dan-mandi-kembang-hingga-nekat-membakar-surat-suara
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan “Menarik Kembali 

Barang Pemberian dalam Perspektif Hadis”, yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas hadis Nabi Muhammad saw. tentang menarik premberian 

pada riwayat Ibnu Umar? 

2. Bagaimana kandungan hadis Nabi Muhammad saw. tentang menarik 

pemberian pada riwayat Ibnu Umar? 

C. Pengertian Judul 

Judul skripsi ini ialah “Menarik Kembali Barang Pemberian dalam Perspektif 

Hadis (Suatu Kajian Tahlili Hadis pada Riwayat Ibnu Umar)‛. Sebagai langkah awal 

dalam membahas isi dari skripsi ini agar tidak terjadinya kesalah pahaman, maka 

penulis akan memberikan pengertian dari judul penelitian ini: 

1. Menarik 

Menarik bisa diartikan sebagai mengambil, membawa atau 

menyenangkan. Namun, menarik yang penulis maksud dalam skripsi ini 

adalah mengambil Kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang 

lain. 

2. Barang 

Barang yang dimaksud adalah suatu benda yang menjadi objek dalam 

proses transaksi atau serah terima dari pemberi kepada penerima. 

3. Pemberian  

Pemberian berasal dari kata beri. Pemberian berarti proses melepaskan 

hak milik sesuatu kepada orang lain yang telah diberikan.   
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4. Prespektif  

Prespektif dalam KBBI ialah memaknai berdasarkan sudut pandang 

atau pandangan, dan cara menggambarkan suatu hal ke permukaan yang datar, 

dan dilihat dengan mata melalui sudut tiga dimensi (Panjang, lebar, dan 

tingginya).
16

 Adapun sudut pandang yang penulis maksudkan disini ialah 

sudut pandang hadis yang membahas tentang menarik suatu pemberian. 

5. Hadis 

Hadis menurut Ibnu Manzhur, berasal dari kata al-hadist,  jamaknya 

al-ahadits al-haditsana dan al-hudtsan.17 Hadis menurut bahasa adalah al-

jadi>d  artinya sesuatu yang baru, lawan kata dari al-qadim yang berarti 

lama.
18

 Definisi hadis dari ulama at-Thi>bi , adalah hadis lebih luas dari 

sekedar ujaran, perbuatan dan taqri>r Nabi Muhammad saw., sahabat, dan 

tabiin.
19

 Hadis berdasarkan terminology, menurut umunya ulama hadis, hadis 

ialah segala berita yang berkaitan dengan sabda, perbuatan, taqrir, dan hal 

ihwal Nabi Muhammad saw. hal ihwal disini ialah segala sifat dan keadaan 

kepribadian Nabi saw.
20

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah berupa rangkuman atau ringkasan dan teori yang 

diperoleh dari sumber bacaan (literature) yang berkaitan dengan tema yang menjadi 

                                                           

16
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1167. 

17
Badri Khaeruman, Ulum al-Hadis (Cet. I; Bandung:CV. Pustaka Setia, 2010), h. 60 

18
Munzier Suparta, Ilmu Hadis (Cet. X; Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 1. 

19
Muhammad Shiddiq al-Minsyawi, Kamus Istilah Hadis (Kumpulan Istilah Ahli Hadis 

Disusun Berdasarkan Abdjad) ter. Erwin Hafid (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 

h. 66. 

20
Badri Khaeruman, Ulum al-Hadis, h. 62. 
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objek penelitian.
21

 Dalam kajian Pustaka, peneliti memperdalam wawasan yang 

berkaitan dengan judul skripsi ini dengan cara mencari buku, jurnal, skripsi, tesis, dan 

disertasi. Dan kajian pustaka juga sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan 

menganalisa informasi yang relevan dalam penelitian.
22

  

Adapun karya atau kajian yang penulis temukan yang berkaitan dengan judul 

skripsi ini, diantaranya: 

1. Anggita, dalam skripsi-Nya yang berjudul “Penarikan Kembali Harta Hibah 

dalam Prespektif  Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing 

Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran)” dari IAIN Raden Intan Lampung, 

Fakultas Syari’ah, Jurusan Mu’amalah. Dalam skripsi ini, merupakan kajian 

lapangan yang mengamati kasus pemberi yang hendak meminta Kembali yang 

telah diberikan, dan mengamati kasus tersebut dengan pandangan hukum 

dalam agama islam.  

2. Jurnal yang ditulis oleh Abu Rizal Fadli dan Mochamad Samsukadi yang 

dimuat oleh jurnal al-Yasini volume 02, Nomor 04, dengan Judul “Hibah 

Prespektif Hadis dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama tentang Hibah 

yang Dapat Ditarik Kembali”. Dalam jurnal ini membahas tentang agar 

terhindar dari perebutan harta warisan, maka jalan yang terbaik dilakukan oleh 

sang pemilik harta dengan cara menghibahkannya. karena orang tua yang 

memegang kuasa penuh dari harta tersebut dan orang tua dapat menarik hibah 

dari anaknya jika melanggar perjanjian. Dan jika harta tersebut dibagikan 

                                                           

21
I>bnu Ha>jar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif (Cet. I; Jakarta:Raja Grafindo 

Persada, 1996), h. 19. 

22
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Cet. 

I; Makassar; Alauddin Press,2013), h. 14. 
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lebih awal, maka nantinya objek harta warisan menjadi lebih sedikit dan dapat 

mengurangi potensi perebutan harta warisan. 

3. Fathurrahman Khairi, dalam skripsinya “Penarikan Kembali Barang Hibah 

Dalam Hukum Normatif Prespektif Imam Syafi’I” dari UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fokus 

dalam skripsi ini ialah bagaimana hukum penarikan hibah di Indonesia  dan 

bagaimana konsep penarikan hibah dalam hukum positif di Indonesia ditinjau 

pada menurut prespektif imam Syafi’i.  

4. Jurnal yang ditulis oleh Zulkarnain Abdurrahman yang dimuat dalam Jurnal 

Pengembangan Masyarakat volume 5 nomor 5 dengan judul “Penarikan 

Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak dalam Pandangan Para Ulama”.  

Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa peristiwa penarikan kembali barang 

hibah atau ruju’ di dalam Islam hukumnya haram, bahkan yang melakukannya 

adalah suami istri. Namun terdapat pengecualian, yakni pemberian hibah 

orang tua kepada anaknya bisa ditarik kembali. Dalam jurnal ini mencoba 

mengungkapkan perbedaan pendapat mengenai orang tua dapat menarik 

kembali hibahnya dari imam Syafi’i dan imam Abu Hanifah.   

5. Skripsi yang ditulis oleh Umi Nur Kholidah dalam skripsinya “Studi 

Komparasi tentang Penarikan Hibah dalam Pasal 212 KHI dan Pasal 1688 

KUH Perdata”, dari IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah, Jurusan 

Muamalah. Skripsi ini mengemukakan dasar hukum yang bisa dipakai dalam 

perkara penarikan kembali barang hibah, yakni sudah ditentukan dalam pasal  

1688 KUH Perdata, dan pasal 212 KHI (Kompilasi Hukum Islam), sehingga 

masyarakat dalam melakukan perkara penarikan kembali barang hibah bisa 
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memberikan solusi ataupun syarat-syarat tertentu yang dimuat dalam tiap 

hokum yang telah ditetapkan.  

6. Skripsi yang ditulis oleh Henisa yang berjudul ‚Pengambilan Harta Hibah 

dan Penyelesaian Hukumnya dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum 

Positif‛, dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan 

Muamalah. Dalam skripsi ini membahas kejadian di lapangan, tepatnya di 

Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pasewaran 

terjadi perkara penarikan kembali harta hibah dengan ukuran 8x12 oleh ahli 

waris yang saat itu bukti hibahnya hanya ditulis di atas kertas biasa dan 

belum tercatat  dalam notaris. Perkara ini di kemukakan kemudian 

memberikan tanggapan berdasarkan hukum islam dan hukum positif yang 

berlaku dalam Negara.    

Namun dalam penelitian ini, penulis berfokus pada pembahasan tentang 

menarik pemberian dalam prespektif hadis pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Umar. 

E. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian ialah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan 

analisis secara sistematik dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan atau menjawab 

pertanyaan. Metodologi penelitian merupakan penggunaan metode ilmiah secara formal 

dalam menyelesaikan masalah.
23

 Metodologi juga dapat diartikan sebagai cara terarah atau 

                                                           

23
Muh Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian; penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas 

dan Studi Kasus (Suka Bumi : CV Jejak, 2017),h. 27 
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teratur yang digunakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan sehingga tercapai sesuai dengan 

yang diinginkan.
24

 

Dalam proses mengumpulkan informasi dan data-data yang dibutuhkan serta 

menunjang penulis dalam mengerjakan penelitian ini, maka penulis perlu 

mencantumkan terkait metode penelitian yang akan digunakan, sebagai berikut : 

1) Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian kepustakaan 

(library research) yaitu jenis penelitian yang menggunakan sumber 

perpustakaan untuk memperoleh data-data yang akan diteliti.
25

  Hingga dapat 

menganalisis data yang bersifat kualitatif
26

, terfokus pada kajian kepustakaan 

atau literatur dengan memahami dan menjelaskan mengenai skripsi ini yakni 

menarik pemberian dalam prespektif hadis. 

2) Metode Pendekatan 

Pendekatan adalah cara, usaha dan proses dalam kerangka aktivitas 

penelitian untuk melakukan penelitian hubungan objek yang akan diteliti, 

pendekatan juga berarti metode agar memperoleh pengertian yang berkaitan 

tentang masalah penelitian atau penggunaan teori suatu bidang ilmu untuk 

                                                           

24
Arifuddin Ahmad. Metodologi Pemahaman Hadis, (Cet, II; Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 3 

25
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2014), h. 1. 

26
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang 

terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena atau gejala sosial yang merupakan 

makna dibalik kejadian yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep 

teori. Lihat, Djam’am Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; Bandung: 

Alfabeta, 2011 M), h. 22. 
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mendekati suatu masalah. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini, yakni: 

a. Pendekatan Ilmu Hadis yakni pendekatan yang penulis maksudkan disini 

untuk mengetahui dan menentukan validalitas dan keotentitas dari hadis 

yang menjelaskan tentang menarik suatu pemberian. Adapun metodolgi 

yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada kaidah keshahihan 

hadis yang telah disepakati oleh ulama-ulama hadis yakni: 

ketersambungan sanad, diriwayatkan oleh perawi yang ‘adl (muslim, 

balig, mukallaf, dan memiliki moralitas)
27

, d}a>bit} (memiliki hafalan yang 

kuat)
28

, terhindar dari sya>z| (hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang 

s|iqah tetapi tidak ada atau menyalahi  periwayat s|iqah lain yang 

meriwayatkannya)
29

, dan ‘illah (artinya penyakit, tidak tampak secara 

jelas bahkan lebih cenderung samar-samar sehingga susah dideteksi, 

kecuali yang ahli di bidang hadis,
30

 yang dapat mempengaruhi keshahihan 

hadis). Dalam menganalisa hadis yang akan diteliti, penulis akan 

menggunakan cabang- cabang ilmu hadis, seperti ilmu jarh wa ta’dil 

untuk mengetahui keadilan dan ketercelaan dari perawi hadis, dan lain-

lain (yang berkaitan dengan sanad hadis), dan ilmu ma’a>ni> al-hadis untuk 

                                                           

27
Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis, (Jakarta, Hikmah, 

2009), h. 24. 

28
Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 

Pendekatan Ilmu Sejarah, (Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang: 1995), h. 169. 

29
Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 

Pendekatan Ilmu Sejarah, h. 139. 

30
M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, Metode Kritik Hadis (Cet. II; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya: 2013), h. 15. 



14 
 

 
 

menguraikan kandungan hadis yang akan diteliti (berkaitan dengan matan 

hadis). 

b. Pendekatan Historis, yakni pendekatan yang memperhatikan dari Asbabul 

wurud dari hadis yang akan diteliti, dan juga menelusuri biografi para 

perawi hadis yang terdapat pada hadis tentang menarik suatu pemberian 

yang terdapat pada kitab-kitab hadis yang menunjukkan data pribadi dari 

perawi, dalam hal ini memerhatikan ja>rh31 dan ta’di>l32
 serta berbagai hal 

yang mendukung apakah hadis tersebut dapat diterima atau ditolak. 

c. Pendekatan teologi normatif, yakni pendekatan yang digunakan dengan 

merujuk pada sumber hukum tentang menarik suatu pemberian kepada 

orang lain.   

3) Pengumpulan dan Sumber Data 

Pengumpulan data ialah suatu proses dalam menghimpun data-data 

atau keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk dikaji. Pengumpulan data 

dalam penelitian kali ini bersifat library research dan untuk mendukung dan 

menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, tentunya dengan menggunakan 

bahan-bahan Pustaka yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Sumber data 

terdiri dari dua, yakni: 

a. Data Primer, yaitu data yang terkait lansung dengan objek 

penelitian, yakni hadis tentang menarik Kembali pemberian, 

                                                           

31Ja>rh adalah untuk mengungkapkan sifat negative (ketercelaan/ الجرح) yang melekat pada diri 

perawi hadis. Lihat M. Ma’shum zein, Ilmu Memahami Hadits Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul 

Hadits dan Musthalah Hadits (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), h. 90. 

32Ta’di>l  adalah untuk mengungkapkan sifat positif (keadilan/التعديل) yang melekat pada diri 

perawi hadis. Lihat M. Ma’shum zein, Ilmu Memahami Hadits Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul 

Hadits dan Musthalah Hadits, h. 90. 
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dengan menelusuri kitab-kitab sumber hadis, yakni kutub al- tis’ah 

dengan menggunakan bantuan CD-ROM al-Maktabah al-

sya>milah. Sumber primer lainnya dapat berupa kitab-kitab tafsir, 

‘ulu>m al-h{adi>s dan lain-lain. 

b. Data Sekunder, Yaitu data yang mendukung dan melengkapi dari 

data-data primer. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini, adalah berbagai kitab, syarah hadis, berbagai 

buku, karya ilmiah, artikel, jurnal dan lain-lain yang secara tidak 

lansung membahas yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

4) Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, data yang akan dianalisis adalah penelitian mengenai 

kualitas sanad dan matan. Dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan 

menggunakan metode takhri>j al-hadi>s33
. Dalam menganalisis data tersebut, maka 

digunakan metode kritik sanad dan matan. Analisis data dengan menggunakan 

Langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Data yang dikumpulkan diidentifikasi dan diklasifikasi 

b. Setelah data tersebut diklasifikasi, dilakukan i’tibar sanad dengan cara 

membuat skema sanad untuk menentukan syahid dan mutabi’ dari hadis 

pada setiap jalur yang diteliti. 

                                                           

33Takhr>j al-Hadi>s adalah penelusuran atau pencrian hadis pada berbagai kitab hadis sebagai 

sumber asli dari hadis yang besangkutan yang ada di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap 

sanad dan matan hadis yang bersangkutan untuk mengetahui ada tidaknya syahid ataupun mutabi’. 

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

Publishing, 2013) h. 116,lihat juga Arifuddin Ahmad, Paradigma  Baru Memahami Hadis Nabi (Cet. 

II; Ciputat: Penerbit MMCC, 2005), h. 66-68. 



16 
 

 
 

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

melakukan penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 

validitasdan akurasi informasi dari setiapsanad, termasuk s}i>gat sanad atau 

lambang tah}ammul wa al-‘ada>’ yang digunakan oleh para periwayat hadis. 

d. Melakukan kritik matan terhadap semua lafal yang diriwayatkan oleh 

mukharrij  untuk mengetahui ada atau tidak adanya ziya>dah, idra>j atau 

maqlu>b pada setiap riwayat, atau riwayat itu hanya semata-mata karena 

diriwayatkan secara makna (riwa>yah bi al-ma’na>) bukan secara lafal 

(riwayah bi al-lafz}i>). 

e. Dalam upaya memahami matan hadis yang diteliti, maka dibutuhkan 

tekhnik interpretasi sebagai langkah dalam mempermudah memahami 

hadis. Adapun tekhnik interpretasi yang penulis gunakan dalam skripsi ini, 

ialah sebagai berikut: 

1) Interpretasi Tekstual, adalah pemahaman terhadap matan hadis 

berdasarkan teksnya saja dan cakupan makna teks dengan mengabaikan 

asba>b al-wuru>d dan dalil-dalil lain.
34

 

2) Interpretasi Intertekstual, adalah pemahaman terhadap matan hadis 

dengan memperhatikan sejumlah teks (sastra) yang diduga mempunyai 

bentuk-bentuk hubungan tertentu, untuk menemukan adanya hubungan 

di antara teks yang akan dikaji.
35

 

3) Interpretasi Kontekstual, adalah pemahaman terhadap matan hadis 

dengan memperhatikan asba>b al-wuru>d atau konteks pada masa Nabi, 

                                                           

34
Arifuddin Ahmad. Metodologi pemahaman Hadis, h. 19. 

35
Arifuddin Ahmad. Metodologi pemahaman Hadis, h. 87. 
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pelaku sejarah dan peristiwa sejarah, waktu, tempat atau bentuk 

peristiwa dengan memperhatikan konteks kekinian.
36

 

Metode pengolahan data yang penulis gunakan dalam skripsi ini ialah metode 

deduktif. Metode deduktif berasal dari kata deduksi
37

 adalah suatu cara pengolahan 

data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.  

5) Langkah-langkah Penelitian 

Skripsi ini menggunakan kajian tah}l>i}l>i. kata tah}li>li> berasal dari bahasa 

arab yang artinya adalah penguraian atau Analisa.
38

 Kajian tah}li>li> ialah suatu 

kajian yang menerangkan tentang makna hadis sceara berurutan dengan 

menjelaskan berbagai aspek, seperti dari kosa kata, makna hadis, latar 

belakang datangnya hadis dan lain-lain yang berkaitan dengan hadis.
39 

Langkah-langkah dari kajian tahli>li> ialah sebagai berikut
40

: 

a. Menentukan hadis yang akan diteliti. 

b. Melakukan takhrij> al-hadi>s yakni menunjukkan asal-usul hadis dari 

sumber asli dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika 

diperlukan. 

c. Mengkaji keadaan para periwayat atau sanad tersebut, termasuk 

bagaimana mereka dapat menerima dan meriwayatkan hadis tersebut. 

d. Meneliti matan hadis yang telah dipilih. 

                                                           

36
Arifuddin Ahmad. Metodologi pemahaman Hadis, h. 117. 

37
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 329 

38
Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), h. 108 

39
Abdul Majid Khon, Takhri>j & Metode Memahami Hadis (Cet. I; Jakarta: Amzah,2014), h. 

141. 

40
Ra>tibah Ibra>hi>m Khatta>b Tahu>n, Maha>bis\ fi ‘Ilmi al-Takhri>j wa Dira>sah al-asa>ni>d (Cet. II; 

Kairo: Misr lil Khidmah al-‘Ilmiyyah, 2004), h. 8. 
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e. Menentukan mukharrij dan kualitas hadis yang akan diteliti. 

f. Menganalisis matan hadis, baik itu ungkapan atau kalimat, dan kata-

perkata yang ada pada hadis tersebut. 

g. Mengambil kesimpulan dari makna hadis setelah menganalisisdengan 

menggunakan berbagai tekhnik dan pendekatan. 

h. Menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan hadis yang diteliti, 

seperti faedah dan pendapat ulama tentang hadis tersebut.   

F. Tujuan Dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang menarik suatu pemberian 

b. Untuk mengetahui kandungan hadis tentang menarik suatu pemberian 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

1) Sebagai sumber acuan bagi pembaca dalam memahami tentang 

orang yang meminta Kembali semua pemberian yang telah 

diberikan kepada orang lain 

2) Sebagai sumber rujukan dan referensi bagi para pembaca yang 

memiliki penelitian yang berkaitan dengan masalah penarikan 

suatu pemberian kepada orang lain. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi pembaca yang 

membahas tentang menarik suatu pemberian kepada orang lain. 
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2) Menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan di 

masyarakat yang berkaitan tentang menarik suatu pemberian 

kepada orang lain. 



 
 

20 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Memberi 

Kata yang menjadi objek pembahasan pada hadis yang diteliti yakni kata 

 mencakup segala hal yang melakukan العطية yang berarti pemberian, dan kata العطية

suatu pemberian kepada orang lain secara universal/umum.
1
 Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia, memberi berasal dari kata beri, yang berarti membagikan, 

menyampaikan sesuatu, menyediakan sesuatu, memperbolehkan, membubuhi dan 

menyerahkan.
2
 Menurut penulis, memberi ialah melepaskan hak milik sesuatu 

kepada orang lain yang telah diberikan. Kata memberi dalam bahasa arab yakni 

يُ عْطِى-اعَْطَى ,3 bentuk jamaknya adalah العطاء. Kata tersebut berasal dari huruf  ط  –ع– 
.yang berarti memperoleh sesuatu dengan tangan, mengambil, penyerahan و

4
 

Memberi juga dimaknai dengan derma, hadiah, anugerah, pemberian atau bantuan.
5
  

Menurut al-‘Askari>, memberi ialah menyerahkan sesuatu kepada seseorang 

atau lebih, dengan niat ikhlas atau tidak, karena ingin memuliakan atau tidak, dan 

dengan niat agar mendapatkan pahala atau tidak.
6
 Kalangan ulama terdapat 

perbedaan dalam menggunaan kata العطية atau memberi. Menurut al-Qadu>ri>, 

                                                           
1
Abdul Gaffar, ‘Atiyyah dalam Perspektif Hadis Nabi (Kajian Tematik terhadap Alternatif 

Pembagian Harta), Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2011), h. 11. 

2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa. 

2008), h. 184. 

3
Adib Bisri dan Munawwir AF, Kamus al-Bisyri<, (Surabaya: Pustaka Progressif. 1999), h. 31. 

4
Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz. IV (Beirut: 

Da>r al-Fikr, 1423 H./2002 M.), h. 287. 

5
Atabik Ali dan Zuhdi Muhdhor, Kamus al-Ashry (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2005), 

h. 1298 dan 1963. 

6
Abu> Hila>l al-‘Askari>, Mu‘jam al-Furu>q al-Lugawiyah, (Cet. I; t.t., Muassasah al-Nasyr al-

Isla>mi>, 2000 M.), h. 153. 
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penggunaan kata العطية atau memberi yakni upah yang diberikan kepada tentara, dan 

sebagian kalangan ulama menggunakan kata العطية atau memberi yakni sebagai upah 

untuk tentara yang berasal dari kas negara dengan durasi satu atau dua kali dalam 

setahun.
7
 Kata العطية atau memberi digunakan dalam al-Qur’an sebanyak 14 kali 

dalam berbagai bentuk, yakni fi’il ma>d}i, fi’il mud}a>ri, dan isim. Terdapat 9 kali 

menggunakan dalam bentuk fi’il ma>d}i dan fi’il mud}a>ri, dan 5 kali dalam bentuk 

isim.
8
  

Menurut Imam Syafi’i tentang tidak bolehnya menarik kembali barang 

pemberian sebagaimana termuat pada kitab al-Umm, ialah sebagai berikut. 

هَا عِوَضًا، قَلَّ، أوَْ   ( وَليَْسَ للِْوَاهِبِ أَنْ يَ رْجِعَ فِ الْْبَِةِ إذَا قَ بَضَ مِن ْ افِعِيُّ 9كَثُ رَ.)قاَلَهُ الشَّ
 

Artinya: 

(Syafi’i berkata) tidak dibenarkan bagi yang memberikan suatu pemberian 

meminta kembali yang telah diberikan, walaupun ia telah mendapatkan suatu 

imbalan, sedikit ataupun banyak.  

kata العطية pada hadis yang diteliti sifatnya umum, dan tentunya terdapat 

beragam jenis pemberian yang membahas secara khusus dan mempunyai 

perbedaannya masing-masing. Namun, beda halnya dengan Muhammad Ajib. 

Menurutnya adalah kata ’atiyah ialah suatu pemberian kepada orang yang menerima 

ketika dalam keadaan sakit hingga menjelang kematian.
10

  

                                                           
7
Abu> al-Fath} Na>s}ir al-Di>n ibn ‘Abd al-Sayyid ibn ‘Ali al-Mat}razi>, al-Magrib fi> Tarti>b al-

Mu‘arrab, Juz. II (Cet. I; Halb: Maktabah Usa>mah ibn Zaid, 1979 M.), h. 68. 

8
Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m (al-

Qa>hirah: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1364 H.), h. 464.   

9
Sya>fi’i, Al-Sya>fi’i< Abu> Abdllah Muh}ammad bin Idri<s bin al-‘Abba>s bin ‘Us \ma>n bin. Al-

Umm , Juz IV. (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 1990 M), h. 65. 
10

Muhammad Ajib, Fiqih Hibah dan Waris (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Pulishing, 2019), h. 

11. 
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Pandangan Islam terhadap kepemilikan seluruh harta di langit dan bumi 

adalah milik Allah Swt. Manusia diutus ke muka bumi sebagai khalifah, yakni 

sebagai pemimpin, baik itu pemimpin sebuah negara, pemimpin dalam rumah 

tannga, pemimpin yang diamaatkan oleh masyarakat, dan pemimpin atas harta yang 

ia miliki, maksudnya ialah sebagai pengelola harta yang Allah Swt. titipkan kepada 

manusia dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, seperti halnya jika harta yang 

Allah titipkan kepada manusia telah diberikan kepada orang lain, maka tidak bisa 

menarik kembali pemberian tersebut.
11

 

Dibalik semua hal yang berkaitan dengan memberi, alangkah baiknya jika 

pemberian tersebut diberikan secara ikhlas, bermanfaat bagi orang lain dan saling 

tolong menolong. Manusia hidup sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, 

salah satu cara mempererat hubungan sosial dengan sesama manusia yakni dengan 

saling memberi. Memberi bisa dengan apapun, seperti tutur kata yang baik, gestur 

tubuh salah satunya dengan senyum, memberi maaf dan memberi harta yang berguna 

bagi yang menerima.
12

  

B. Jenis-Jenis Memberi 

Telah dibahas sebelumnya pengertian memberi secara umum. Selanjutnya 

penulis akan berupaya memaparkan pelaksanaan suatu pemberian di tengah-tengah 

masyarakat secara umum. Adapaun jenis-jenis memberi yang penulis rangkum 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
11

Anggita, “Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Prespektif Hukum Islam” Skripsi. 

(Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 33. 
12

Ahmad bin Sa’id bin Khamis Al-Anbaly,Yana>bi>’u al-Syafaqata fi al-H}as\s\i ‘ala al-S}adaqah 

min ‘Aja>’ibi al-‘Ila>ji bi al-S}adaqah, Terj. Khairun Nisa Shalih dan Abdurrohman Jufri, Terapi 

Sedekah untuk Kesembuhan ‚Tips Berobat dan Kisah Mengejutkan Mereka yang Telah Sembuh 

dengan Terapi Sedekah‛, h. 8 
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1. Sedekah 

a) Pengertian Sedekah 

Sedekah merupakan kata dari bahasa arab, yakni  ٌصَدَقَة.
13

 Menurut Ibnul 

Mandzur pada kita lisan-al-‘arab, dari segi bahasa yakni shadaqah ‘alaih yang 

maknanya apa yang diberikan kepada kaum fakir dengan niat karna Allah Swt. orang 

yang melakukan sedekah disebut al-mutashaddiq. Adapun sedekah yang berasal dari 

kata ash-shidqu, yang dapat diartikan sebagai benar, baik itu perkataan ataupun 

perbuatan. Sedekah juga bermakna a’tha yang artinya memberi.
14

 Ahli fiqh 

mengartikan sedekah suatu pemberian oleh ummat muslim kepada orang lain dengan 

spontan dan sukarela tanpa adanya batasan jumlah dan batasan waktu, yang disebut 

juga sebagai sadaqah at-tatawwu’ yakni sedekah secara spontan dan sukarela.
15

 

Al-Jurjani berpendapat bahwa, sedeka ialah suatu pemberian dengan niat 

agar mendapatkan pahala dari Allah Swt. Menurut syar’i, sedekah ialah amalan yang 

muncul dari lubuk hati yang penuh dengan keimanan, niat yang benar, dan 

mengharapkan ridha dari Allah Swt. menurut Ahmad Athiyatullah yang dimuat 

dalam al-qamus al-Islam, kata shadaqah dengan memberi baris fathah pada huruf 

yang pertama dan kedua, ialah apapun yang diberikan kepada orang lain agar 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. tanpa paksaan apapun.
16

 

b) Anjuran Bersedekah 

Anjuran sedekah banyak sekali di dalam al-Qur’an, dan salah satunya firman 

Allah pada QS. Yusuf/ 12: 88. 

                                                           
13

Adib Bisri dan Munawwir AF, Kamus al-Bisyri<, h. 314. 

14
Ubaidurrahman El-Hamdi, Sedekah Bikin Kaya dan Berkah, h. 2. 

15
Fahrur Mu’is, Dikejar Rezeki dari Sedekah, h. 13. 

16
Ubaidurrahman El-Hamdi, Sedekah Bikin Kaya dan Berkah, h. 2. 
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َٰةٖ  زجَۡى ٌَا ببِضََِٰعَةٖ وُّ ُّ وجَِئۡ ٌَا ٱلضُُّّ نَ َۡ َ
ٌَا وَأ ا ٱمۡعَزِيزُ مَسَّ َُ حُّ

َ
أ اِْ يََٰٓ ُ اِْ عَنَيٍِۡ قاَل ا دَخَنُ وۡفِ لََاَ فَنىََّ

َ
فأَ

قيَِن   َ يََۡزِي ٱلىُۡجَصَدِّ ٓۖٓ إنَِّ ٱللََّّ ٌَا قۡ عَنَيۡ  ٱمۡكَيۡلَ وَثصََدَّ

Terjemahnya: 

Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata, ‚wahai al-
‘Aziz! Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami dating 
membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah (jatah) gandum untuk 
kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah membalas kepada orang 
yang bersedekah.‛

17 

Sedekah bisa dilakukan bukan hanya dengan menggunakan harta benda, tapi 

seluruh yang meliputi amal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Sebagaimana 

sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh imam Muslim. 

ثَ نَا وَاصِلٌ،  ثَ نَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّ ، حَدَّ بَعِيُّ دِ بْنِ أَسْْاَءَ الضُّ ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ مَُُمَّ نَةَ، حَدَّ مَوْلََ أَبِ عُيَ ي ْ
، أَنَّ نََسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِّ عَنْ يََْيََ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يََْيََ بْنِ يَ عْمَرَ، عَنْ أَبِ الَْْسْ  ، عَنْ أَبِ ذَرٍّ وَدِ الدِّيلِيِّ

ثُ  ورِ بِِلُْْجُورِ، يُصَلُّونَ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلُوا للِنَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يََ رَسُولَ اِلله، ذَهَبَ أهَْلُ الدُّ
قُونَ بِفُضُولِ أمَْوَالِْمِْ، قاَلَ: " أوََليَْسَ قَدْ جَعَلَ اُلله لَكُمْ مَا كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُو  نَ كَمَا نَصُومُ، وَيَ تَصَدَّ

قُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وكَُلِّ تَكْبِيرةٍَ صَدَقَةً، وكَُلِّ تََْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وكَُلِّ تَ هْلِ  رٌ يلَةٍ صَدَقَةً، وَأمَْ تَصَّدَّ
تِ أَحَدُنََ بِِلْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَ هْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِ بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اِلله، أيََ 

زْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا أرََأيَْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِ حَراَمٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِ »شَهْوَتهَُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قاَلَ: 
 8ٔ«فِ الَْْلََلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ 

Artinya: 

Abdullah bin Muhammad bin Asma` Adl Dluba'i telah menceritakan kepada 
kami, Mahdi bin Maimun telah menceritakan kepada kami, Washil maula Abu 
Uyainah telah menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Uqail dari Yahya bin 
Ya'mar dari Abul Aswad Ad Dili dari Abu Dzar bahwa beberapa orang dari sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Wahai Rosulullah, orang-
orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka shalat seperti kami 
shalat, puasa seperti kami puasa dan bersedekah dengan sisa harta mereka." Maka 
beliau pun bersabda: "Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara 

                                                           
17

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Cordoba, h. 246. 

18
Muslim al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi al-Naisa>buri<, S{ah}i<h} Muslim. Juz II, (Beirut: Da>r 

Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi<, t.th.), h. 697 
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kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap 
kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat 
tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, bahkan pada 
kemaluan seorang dari kalian pun terdapat sedekah." Mereka bertanya, "Wahai 
Rasulullah, jika salah seorang diantara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah 
akan mendapatkan pahala?" beliau menjawab: "Bagaimana sekiranya kalian 
meletakkannya pada sesuatu yang haram, bukankah kalian berdosa? Begitu pun 
sebaliknya, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan 
mendapatkan pahala." (HR. Muslim) 

Bisa dipahami, bahwa banyaknya pintu-pintu yang terbuka lebar agar 

senantiasa bersedekah dan pastinya berpeluang mendapatkan banyak pahala dari 

Allah Swt.   

c) Hukum Sedekah 

Hukum sedekah berdasarkan kesepakatan para ahli fiqih ialah sunnah, 

berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Adapun hukum 

sedekah ditinjau dari situasi dan kondisinya, yakni bisa menjadi haram jika 

digunakan dalam hal kemaksiatan; bisa menjadi wajib jika seseorang bertemu 

dengan orang lain dalam keadaaan yang akan mengancam keselamatannya 

sedangkan ia memiliki kelebihan makanan; dan juga sedekah itu bisa menjadi wajib 

jika ia bernazar dengan niat bersedekah.
19

 

d) Adab Bersedekah 

Adapun adab-adab dalam melakukan sedekah
20

, yakni  

- Ikhlas mengharapkan ridha Allah Swt. Niat merupakan kunci awal dari 

segala amalan. Tanpa niat, maka tidak mempunyai nilai ibadah disisi Allah 

Swt. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.  

اَ لِِمْرئٍِ مَا نَ وَى اَ الَْْعْمَالُ بِِلنِّيَّةِ، وَإِنََّّ  … إِنََّّ

                                                           
19

Fahrur Mu’is, Dikejar Rezeki dari Sedekah, h. 14. 

20
Ubaidurrahman El-Hamdi, Sedekah Bikin Kaya dan Berkah, h. 23-37. 
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Artinya:  

Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada 
niatnya…(HR Bukhari dan Muslim). 

- Mendahulukan kerabat. Kerabat merupakan orang terdekat yang sebaiknya 

didahulukan jika lebih membutuhkan sebelum kepada orang lain. Bahkan 

dengan bersedekah kepada kerabat akan mendapatkan dua pahala, yakni 

pahala bersedekah dan pahala karena kekerabatan. Sebagaimana sabda 

Rasulullah Saw. 

ثَ نَا أبَوُ مُعَاوِيةََ، عَنِ الَْْعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْروِ بْنِ  دٍ قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ مَُُمَّ حَدَّ
، قاَلَتْ:  الْْاَرِثِ بْنِ الْمُصْطلَِقِ، عَنِ  ، عَنْ زَيْ نَبَ امْرأَةَِ عَبْدِ اللََِّّ ابْنِ أَخِي زَيْ نَبَ امْرَأةَِ عَبْدِ اللََِّّ

فَقَةُ عَلَى زَوْجِي، وَأيَ ْ  تَامٍ فِ سَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُُْزئُِ عَنِّّ مِنَ الصَّدَقَةِ الن َّ
ٕٔاللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَْاَ أَجْراَنِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ، وَأَجْرُ الْقَراَبةَِ " حِجْريِ؟ قاَلَ رَسُولُ 

 

Artinya: 

Ali bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah 
telah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari Amru 
Ibnul Harits Ibnul Mushthaliq -anak saudara laki-laki Zainab, isteri 
Abdullah- dari Zainab -isteri Abdullah- ia berkata, "Aku pernah bertanya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Apakah zakatku sah jika aku berikan 
kepada suamiku dan anak yatim yang ada dalam pengasuhanku?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Baginya dua pahala; pahala zakat 
dan pahala karena menyambung kekerabatan." 

- Merahasiakan sedekah, yang bertujuan agar terhindar dari riya, sum’ah,  

mengerjakannya dapat meningkatkan rasa keikhlasan serta mampu 

mendekatkan diri kepada Allah Swt., dan bersedekah secara terang-terangan 

juga tidak dilarang jika hal itu memang harus diterangkan dengan niat 

sebagai motivasi bagi orang lain. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-

Baqarah/ 2: 271. 
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Ibnu Ma>jah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz I, h. 587. 
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َِ خَيۡۡٞ مَّكُهۡۚۡ  ُُ ا ٱمۡفُقَرَاءَٓ فَ ََ ا وَثؤُۡثُِ ََ ۖٓ وَإِن تُُۡفُِ ا هَِ َٰتِ فٌَعِِىَّ دَقَ ْ ٱلصَّ إنِ تُبۡدُوا
ُ بىَِا تَعۡىَنُِنَ خَبيِۡٞ  وَيُكَفِّرُ عٌَكُه وِّي سَِّ   ٔٔٔاَثكُِهۡۗۡ وَٱللََّّ

Terjemahnya:  

Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan 
jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang 
fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian 
kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan.

22
 

- Menggunakan harta yang baik, dicintai dan halal. Halal merupakan syarat 

mutlak dalam bersedekah, tapi halal saja belum cukup. Lebih baik jika 

sedekah dengan sesuatu yang halal, juga sesuatu yang baik dan disenangi 

walaupun terkadang hal itu yang membuat berat dalam bersedekah. Allah 

mengajarkan hal tersebut dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah/ 2: 267 yang 

terjemahnya. 

Wahai orang-orang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu 
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi 
untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, 
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah 
mahakaya, mahaterpuji.

23
 

Allah berfirman dalam QS. Ali Imran 3/ 92. 

َ بٍِۦِ عَنيِهٞ  ءٖ فإَنَِّ ٱللََّّ ا تُُبُِِّنَۚۡ وَوَا ثٌُفِقُِاْ وِي شََۡ َٰ ثٌُفِقُِاْ مِىَّ اِْ ٱمۡبَِِّ حَتََّّ ُ ٌَال  مَي تَ

Terjemahnya: 

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu 
menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu 
infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui.

24
 

                                                           
22

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Cordoba, h. 46. 

23
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Cordoba, h. 45. 

24
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Cordoba, h. 62. 
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- Tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan yang menerima 

sedekah. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Baqarah/ 2: 262 

dan 264.  

هۡ  ُُ َّ ى ل ذّٗ
َ
ا وَلََٓ أ ٌّّٗ ْ وَ ًفَقُِا

َ
ٓ أ ِ ثُهَّ لََ يتُۡبعُِِنَ وَا هۡ فِِ سَبيِلِ ٱللََّّ ُُ َ َٰل وۡوَ

َ
ِييَ يٌُفِقُِنَ أ ٱلََّّ

هۡ يََۡزًَُِنَ  َُ ُِهۡ وَلََ  ِۡفٌ عَنَيۡ ُِهۡ وَلََ خَ ِ هۡ عٌِدَ رَبّ َُ جۡرُ
َ
 أ

Terjemahnya:  

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak 
mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan 
menyakitinya (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan 
mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

25 

هٗ رِئَاءَۤ النَّ 
َ
ذِيْ يُنْفِقُ مَال

َّ
ال
َ
ذٰىۙ ك

َ
ا
ْ
ِ وَال

مَن 
ْ
مْ بِال

ُ
وْا صَدَكٰتِك

ُ
ا تُبْطِل

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
اِ  يٰٓا

صَابَ 
َ
يْهِ تُرَابٌ فَا

َ
مَثَلِ صَفْوَانٍ عَل

َ
هٗ ك

ُ
خِرِِۗ فَمَثَل

ٰ
ا
ْ
يَوْمِ ال

ْ
ِ وَال ا يُؤْمِنُ بِاللّٰه

َ
هٗ وَل

َ
 فَتَركَ

ٌ
هٗ وَابِل

فِرِيْنَ 
ٰ
ك
ْ
لَوْمَ ال

ْ
ا يَهْدِى ال

َ
ُ ل سَبُوْا ِۗ وَاللّٰه

َ
ا ك ى شَيْءٍ مّ َِّ

ٰ
ا يَلْدِرُوْنَ عَل

َ
دًا ِۗ ل

ْ
 صَل

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak 
sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), 
seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada 
manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. 
Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, 
kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. 
Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. 
Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.

26
 

- Senantiasa menjaga sikap dan tingkah laku. Seringkali terjadi disaat 

melakukan amal sedekah namun sedekah itu ia sombongkan dan bangga-

banggakan karena apa yang ia berikan merupakan sesuatu hal yang besar dan 

kontribusinya sangat besar bagi penerima. Sebaiknya dalam melakukan suatu 
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pemberian, baiknya jika sedekah itu diberikan dengan tinglah laku yang 

santun, ramah dan sopan terhadap penerima agar perasaannya tidak tersakiti.  

- Tepat waktu. Dapat diketahui bahwa waktu itu sangat berharga, bahkan 

menyesalinya di akhirat pun sangat terlambat. Maka dari itu, bersegerelah 

melakukan sedekah selagi mendapat kesempatan hidup di dunia dan mampu 

melakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. 

ثَ نَا جَريِرٌ، عَنْ عُمَ  رُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ ثَ نَا زُهَي ْ ارةََ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِ زُرْعَةَ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ، حَدَّ
الَ: قاَلَ: أتََى رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، أَيُّ الصَّدَقَةِ أعَْظَمُ؟ فَ قَ 

قَ وَأنَْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تََْشَى الْفَ  قْرَ وَتََْمُلُ الْغِنََ، وَلَِ تُُهِْلَ حَتََّّ إِذَا بَ لَغَتْ الْْلُْقُومَ " أَنْ تَصَدَّ
 7ٕقُ لْتَ: لِفُلََنٍ كَذَا، وَلفُِلََنٍ كَذَا، أَلَِ وَقَدْ كَانَ لِفُلََنٍ "

Artinya: 

Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami, Jarir dari Umarah 
bin Al Qa'qa' telah menceritakan kepada kami, dari Abu Zur'ah dari Abu 
Hurairah ia berkata; Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah yang 
bagaimanakah yang paling besar pahalanya?" maka beliau pun menjawab: 
"Yaitu kamu bersedekah saat sehat, kikir, takut miskin dan kamu berangan-
angan untuk menjadi hartawan yang kaya raya. Dan janganlah kamu lalai 
hingga nyawamu sampai di tenggorokan dan barulah kamu bagi-bagikan 
sedekahmu, ini untuk si Fulan dan ini untuk Fulan. Dan ingatlah, bahwa harta 
itu memang untuk si Fulan." (HR. Muslim). 

2. Zakat 

a) Pengertian Zakat 

Kata zakat diambil dari bahasa arab yakni  ٌزكََاة.
28

 Zakat menurut bahasa ialah sesuatu 

yang tumbuh, menambahkan kebaikan dan bersih.
29

 Menurut istilah, zakat ialah 
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mengeluarkan sebagian dari harta benda berdasarkan perintah Allah Swt. sebagai 

suatu yang yang wajib bagi ummat muslim yang beriman, yang telah ditetapkan 

berdasarkan syarat-syarat dan telah ditentukan dalam hukum islam.
30

 Zakat 

merupakan salah satu rukun islam dan Allah Swt. telah menetapkan hukumnya 

sebagai wajib. Disebutkan sebanyak tigapuluh kali dalam al-Qur’an dan banyak juga 

dalam hadis Nabi Saw.
31

 

b) Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakat, Haul, Nisab dan Kadarnya
32

. 

- Emas dan perak
33

, emas wajib dikeluarkan jika sampai 20 dinar setelah 

sampai haul sampai setahun, yang wajib dikeluarkan 1/40 atau 2,5%. Jika 

lebih 20 dinar, dikeluarkan 1/40 lagi. Nisab perak yang besar zakatnya 

samadengan emas, yakni 2,3% atau 5 dirham dalam haul setahun. 

-  Binatang ternak. Jumhur ulama berpendapat bahwa peliharaan yang wajib 

dizakatkan, yakni sapi, unta, dan kambing, adapun syarat wajib zakat hewan 

ternak adalah: 1) cukup senisab ; 2) berlansung setahun; 3) hewan tersebut 

digembalakan dengan rumput; 4) tidak dipekerjakan untuk kepentingan 

pemiliknya.  

- Hasil pertanian. Jumlah yang wajib dikeluarkan untuk zakat hasil pertanian 

berbeda berdasarkan prosesnya. Jika diairi dengan hujan dan mata air secara 

alami, maka zakatnya 1/10 (10%), jika diairi dengan alat penyiraman dan 
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menggunakan biaya yang tidak sedikit, maka zakatnya 1/20 (5%). Nisab yang 

dijadikan patokan untuk hasil pertanian adalah 5 wasaq. Satu wasaq sama 

dengan 60 sha’. Itu berarti lima wasaq sama dengan 300 sha’. Satu sha’ sama 

dengan satu mud (satu mud adalah takaran besar sebanyak sepenuh kedua isi 

tangan dipertemukan). Satu sha’ sama dengan 2,179 kilogram atau 2,75liter 

air. Jadi , nisab tanaman adalah 300 x 2,176 kg gandum = 6528 atau 653 kg. 

ini yang disebut 5 wasaq sama dengan 653kg. 

- barang tambang. Yakni segala yang berasal dari bumi yang berharga seperti 

emas, perak, timah, tembaga, yakuz, permata, berlian, intan, aqik, aspal, 

minyak bumi, garam, belerang, batu bara, aspal, dan lain-lain. Syarat 

wajibnya jika cukup senisab.  

- zakat perniagaan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hasil perniagaan 

wajib dizakatkan. Nisab zakat perniagaan sama halnya dengan nisab dan 

zakat emas dan perak. Harta perniagaan dikeluarkan d akhir tahun juga 

memenuhi nisab. Jika tidak cukup nisabnya, maka tidak wajib zakat. 

- zakat profesi. Zaman sekarang sudah banyak pekerjaan yang menghasilkan 

pendapatan yang sangat tinggi daripada hasil pertanian. Demi keadilan 

sosial, maka dari hasil pendapatannya yang menghasilkan banyak uang maka 

diwajibkan mengeluarkan zakat. Pekerjaan yang menghasilkan pendapatan 

yang banyak yang diamksud ada dua macam, yakni : 1) pekerjaan yang 

dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik itu pemerintah atau pengusaha 

dengan menerima honor dan gaji; dan 2) berkat kecekatan dan otak atau 

professional, seperti penghasilan dari dokter spesialis, advokat, penjahit, 

kontraktor, insyinyur, dan lain-lain. 
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- Zakat rikaz, yakni harta yang terpendam sejak masa jahiliyah. Rikaz yang 

wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 (20%) baik dalam bentuk emas, perak, besi, 

timah, bejana, dan sebagainya. 

c) Orang Yang Berhak Mendapatkan Zakat 

Adapun orang-orang yang berhak mendapatkan pemberian zakat 

sebagaimana dalam firman Allah Swt. QS. At-Taubah/ 9: 60. 

هۡ وَفِِ ٱلرّقِاَبِ  ُُ ا وَٱلىُۡؤَمَّفَةِ قُنُِبُ َُ َٰتُ لنِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلىَۡسََٰكِيِن وَٱمۡعََٰىِنيَِن عَنَيۡ دَقَ  ۞إجَِّىَا ٱلصَّ
ُ عَنيِهٌ حَكِيهٞ   ِۗۡ وَٱللََّّ بيِلِِۖ فرَِيضَةّٗ وِّيَ ٱللََّّ ِ وَٱبيِۡ ٱلسَّ  وَٱمۡغََٰروِِيَن وَفِِ سَبيِلِ ٱللََّّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba 
sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk 
orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha 
mengetahui, maha bijaksana.

34
  

d) Zakat Fitrah 

Zakat fitrah ialah zakat badan (tidak berkaitan dengan harta seseorang) yang 

wajib dilaksanakan di bulan ramadan.
35

 Zakat fitrah diwajibkan bagi tiap-tiap 

ummat muslim yang memiliki persediaan makanan pokok yang lebih untuk dirinya 

sendiri dan keluarganya dalam jangka waktu satu hari satu malam. 

Takaran zakat yang mesti dikeluarkan oleh tiap muslim ialah satu sha’ 

gandum, kurma, beras, dan makanan apapun itu yang menjadi makanan pokok nya. 

Berdasarkan penelitian para ahli, ukuran satu sha’ diperkirakan seberat 3 liter atau 

2,4 kg. beras lalu dibulatkan menjadi 2,5 kg.
36
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Waktu yang diwajibkan untuk zakat fitrah menurut imam Syafi’i, Ahmad 

dan sebuah riwayat dari Malik, waktu zakat fitrah ialah saat terbenamnya matahari 

dihari terakhir ramadhan. Maka tiap-tiap muslim yang masih hidup pada saat itu 

diwajibkan membayar zakat, termasuk bayi yang baru lahir sebelum matahari 

terbenam di bulan Ramadan juga diwajibkan keluar zakat fitrahnya.
37 

3. Hibah 

a) Pengertian Hibah 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, hibah adalah memberikan secara 

ikhlas dengan mengalihkan hak sesuatu kepada penerima hibah.
38

 Kata hibah 

merupakan kata yang diadopsi dari bahasa arab menjadi bahasa Indonesia. Kata 

hibah merupakan bentuk masdar  َهِبَةً  -يهَِبُ  -وَهَب  yang artinya adalah pemberian atau 

memberi. Hibah secara etimologi ialah menyalurkan dari tangan yang memberi 

kepada tangan yang menerima.
39

 Sedangkan hibah secara terminology menurut Ibnu 

Abidin ialah suatu akad penyerahan hak kepemilikan kepada orang lain tanpa ada 

imbalan yang dilakukan secara sukarela ketika masih hidup di dunia.  

Hibah adalah suatu pemberian yang dikerjakan oleh seseorang ketika masih 

hidup kepada penerima hibah tanpa adanya imbalan atau secara ikhlas, baik itu 

dalam bentuk harta atau selain harta. Muhammad Sayid Sabiq berpendapat bahwa 

hibah ialah suatu akad tentang pemberian sesuatu dari seseorang atas harta benda 

kepada orang lain saat ia masih hidup, dan tanpa adanya penukar. Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) pada pasal 171 ayat 9, hibah ialah pemberian sesuatu benda kepada 
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orang yang menerima secara ikhlas, sukarela, dan tanpa imbalan dari orang yang 

masih hidup yang akan memilikinya.
40

 Menurut syariat, hibah adalah pelepasan hak 

kepemilikan terhadap suatu hal dalam kehidupan tanpa ada ganti rugi.
41

 

b) Rukun dan Syarat Hibah 

Rukun hibah menurut jumhur ulama adalah
42

: 

- Orang yang memberi 

- Orang yang menerima 

- Barang yang diberikan 

- Sighat (ijab dan qabul) 

Syarat hibah adalah:
43

 

- Syarat pemberi, adalah memiliki barang yang dihibahkan, bukan 

orang yang dibatasi hak-haknya, dan dilakukan tidak dalam keadaan 

terpaksa. 

- Syarat penerima, hadir saat menerima hibah, kecuali orang gila dan 

masih kecil. 

- Syarat barang yang dihibahkan, adalah barang itu ada, benda tersebut 

milik orang yang memberi, dan benda tersebut bernilai. 

c) Dasar Hukum Hibah 

Sebagaimana firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah/ 2: 177. 
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…                        

                    

                      

                           

Terjemahnya:  

‚…dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan 
shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia 
berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam 
peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah 
orang-orang yang bertakwa.‛

44
 

Firman Allah Swt. QS. Al-Imran/ 3: 92. 

                       

          

Terjemahnya: 

‚kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan 
sebagian harta yang kamu cintai. dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal 
itu sungguh Allah mengetahuinya.‛

45
 

4. Hadiah 

a) Pengertian Hadiah 

Hadiah diambil kata bahasa arab, yakni هدي, terdiri dari huruf ha’, dal dan 

ya. Hadiah menurut bahasa, ialah harta benda diberikan kepada orang tanpa 

pengganti. Sedangkan menurut istilah, hadiah ialah suatu pemberian dari seseorang 

sebagai penghormatan tanpa pengganti maupun syarat tertentu. Adapaun pengertian 
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hadiah yang lainnya, ialah memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan agar 

dapat mendekatkan, dan memuliakan.
46

 

Hadiah ialah suatu pemberian kepada orang lain untuk suatu penghargaan 

ataupun penghormatan terhadap prestasi ataupun apresiasi kepada seseorang yang 

berhasil, dan hadiah juga sering diberikan sebagai balasan kerja keras seseorang.
47

 

b) Anjuran Memberi Hadiah 

Sebagaimana dalam firman Allah Swt. QS. Al-Anfal/ 8: 63 

                              

                    

terjemahnya 

Dan dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang yang 
beriman). walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di 
bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah 
telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha perkasa lagi 
Mahabijaksana.

48
 

Hadiah ialah suatu media yang bertujuan untuk mempersatukan, karena 

hadiah dapat menciptakan suasana kasih sayang diantara pemberi dan penerima 

hadiah. Apalagi kasih sayang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah dan 

mendapatkan kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat.
49

 Hadis Nabi Saw. juga 

menjelaskan tentang anjuran memberi hadiah, sebagai berikut: 
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تهِِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم يََ نِسَاءَ » قاَلَ: مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْروِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَدَّ
 5ٓ«.الْمُؤْمِنَاتِ لَِ تََْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِِاَرَتِِاَ، وَلَوْ كُراَعَ شَاةٍ مُُْرَقاً 

Artinya: 

Malik telah menceritakan kepadaku, dari Zaid bin Aslam dari 'Amru bin 
Mu'adz Al Asyhali Al Anshari dari Neneknya berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Wahai para wanita mukmin, janganlah salah seorang dari kalian 
memandang remeh untuk memberi hadiah kepada tetangganya meskipun hanya kaki 
kambing bakar." 

Dapat dipahami, memberi hadiah dalam keadaan kondisi normal sangat 

direkomendasikan untuk mempererat silaturahmi diantara pemberi dan penerima. 

Namun ada pula yang menjadikan hadiah sebagai alat dalam mempermudah suatu 

perkara atau urusan, dan hadiah seperti ini bisa dinilai sebagai suap.
51

 

c) Syarat dan rukun
52

 

- Syarat bagi pemberi ialah berakal,baliq dan pintar. Sedangkan syarat untuk 

barangnya ialah barangnya harus ada, barang yang bermanfaat, milik sendiri, 

menyendiri,penerima terpisah dari yang lain, barang telah diterima oleh 

penerima, dan penerima memegang hadiah atas izin pemberi. 

- Rukunnya adalah pihak pemberi hadiah, pihak penerima hadiah, barang yang 

dihibahkan, dan sighat (ijab dan qabul) 

5. Infak 

a) Pengertian Infak 
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 Kata infak merupakan bahasa serapan dari bahasa arab ke bahasa indosnesia. 

Infak menurut bahasa berasal dari kata nafaqa-yanfiqu-nifa>qan atau nifa>qan dan 

infa>qan yang berarti suatu yang telah habis, terputus dan menghilangnya sesuatu.
53

 

Infak menurut al-Ragib al-Isfahany adalah sesuatu yang telah habis atau berlalu 

karena dirusak, dijual, ataupun meninggal. Infak juga biasa dikaitkan dengan harta 

benda atau yang lainnya dengan sesuatu baik itu wajib ataupun sunnah.
54

   

Infak secara terminology menurut Mohammad Daud Ali adalah memberikan 

separuh harta secara sukarela atas kehendaknya sendiri. Menurut Didin Hafidhuddin, 

infak adalah memberikan separuh harta atau penghasilan kepada orang lain demi 

kepentingan yang dianjurkan ajaran Islam.
55

 

b) Hukum Infak
56

 

Terbagi menjadi 2, adalah: 

- Infaq wajib, seperti nazar, kafarat, zakat, dan lai-lain. 

- Infak sunnah, seperti infak kepada fakir miskin, infak kepada terkena 

musibah, infak sesama muslim, dan lain-lain. 

c) Keutamaan Infak
57

 

- Dicintai oleh Allah Swt. 

- Rezeki yang dilipatgandakan  
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102. 
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Rosmini, ‚Falsafah Infak dalam Perspektif Al-Qur’an‛, Al-Madania 20, N0. 1 (2016), h. 73. 
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102. 
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 Qurratul’aini Wara Hastuti, ‚Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar‛, 

Ziswaf 3, No. 1 (2016), h. 
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Radina, ‚Doa Malaikat Bagi Orang Yang Rajin dan Kikir Berinfak dalam Perspektif 

Hadis‛, Skripsi. (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 2021), h. 24-25. 
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- Didoakan oleh malaikat setiap pagi dan sore 

- Senantiasa mendapatkan kebajikan 

d) Hal Yang Membatalkan Infak
58

 

- Riya’ adalah melaksanakan ibadah dengan tujuan dipuji oleh orang lain . 

- Sum’ah adalah melaksanakan ibadah agar dapat mendengarkan pujian dari 

orang lain. 

- Menyakiti perasaan yang menerima, yakni dengan menyebut-nyebut yang 

telah diberikan hingga yang menerima merasa perasaan atau hati penerima 

disakiiti.  

6. Wakaf  

a) Pengertian Wakaf 

 Wakaf yakni secara bahasa, berasal dari kata waqaf yang diserap ke dalam 

bahasa Indonesia. Kata wakaf merupakan sinonim dari kata habs, maka wakaf juga 

dapat diartikan sebagai sesuatu menghentikan, berhenti dan menahan. Pengertian 

dari menahan yang diamksudkan ialah menahan sesuatu dengan harta kekayaan. 

Maka dapat diartikan bahwa wakaf adalah menghentikan atau menahan perpindahan 

milik sesuatu harta benda yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu lama 

sehingga manfaat dari benda yang diberikan dapat digunakan untuk mendapatkan 

pahala dari Allah Swt. wakaf menurut Sayid Sabiq adalah sebagai penahan harta 

dengan memberi manfaat dari benda yang diwakafkan di jalan Allah Swt.
59
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Radina, ‚Doa Malaikat Bagi Orang Yang Rajin Dan Kikir Berinfak Dalam Perspektif 

Hadis‛, Skripsi. (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 2021), h. 25-27. 
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 Wafat secara istilah menurut Muhammad Jawad Mughniyah, ialah suatu 

pelepasan hak kepemilikan yang dilaksanakan dengan cara menahan hak 

kepemilikan, kemudian pemanfaatannya diperuntukkan secara umum. Menahan 

dimaksudkan agar wakaf tidak menjadi harta warisan yang bisa saja dijual, 

dihibahkan, digadaikan, dipinjamkan, disewakan dan lain-lainnya. Kemudian 

pemanfaatan benda yang diwakafkan sesuai pada kehendak pemberi wakaf tanpa 

mengharapkan imbalan.
60

  

b) Dasar Hukum Wakaf 

Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Hadid/ 57: 7. 

                       

            

Terjemahnya: 

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan 
Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. 
Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di 
jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.

61
 

c) Macam-Macam Wakaf 

Menurut ulama, wakaf terdiri dari dua macam
62

, yakni: 

- Wakaf Ahli  

Wakaf ahli sering juga disebut wakaf kepada keluarga atau wakaf 

khusus. Yang dimaksud dari wakaf ahli ialah ditujukan kepada orang yang 

tertentu, baik itu diberikan kepada keluarga maupun kepada orang lain yang 

khusus.  
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- Wakaf Khairi 

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara jelas ditujukan demi 

kepentingan masyarakat secara umum maupun kepentingan agama. Wakaf 

ini sering diberikan seperti demi pembangunan masjid, sekolah, rumah yatim, 

dan lain-lain.  

d) Rukun dan Syarat Wakaf 

Adapun rukun wakaf terdiri dari empat dan masing-masing memiliki syarat
63

, 

yakni: 

- Pemberi wakaf (wakif). Pemberi wakaf disyaratkan bisa melakukan transaksi, 

usia baligh, berakal dan tidak terpaksa. 

- Sesuatu yang diwakafkan (mauquf). Harta yang diwakafkan harus jelas 

wujudnya, harta tersebut milik sendiri, dan harta yang diwakafkan bisa 

dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. 

- Penerima wakaf (mauquf ‘alaihi), syaratnya terbagi menjadi dua, yakni 

penerima yang jelas dan umum. Penerima yang jelas dimaksud ialah wakaf 

yang deserahkan kepada satu, dua atau lebih orang yang menerima telah jelas 

ditetapkan. Wakaf umum yakni wakaf yang diserahkan demi kepentingan 

umum yang sering terjadi di tengah masyarakat dengan tujuan mendapatkan 

pahala dari Allah Swt. 

- Pernyataan pemberi kepada penerima wakaf. Syaratnya ialah wakaf harus 

melalui proses ijab Kabul, baik secara lisan, tulisan maupun isyarat.  
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C. Persamaan dan Perbedaaan Sedekah, Zakat, Hibah, Hadiah, Infak dan Wakaf. 

Pada dasarnya sedekah, zakat, hibah, hadiah, infak dan wakaf mempunyai 

persamaan, yakni suatu pemberian (tabarru’) secara ikhlas agar mendapatkan pahala 

dan ridha Allah Swt. adapun perbedannya adalah:  

- Infak ialah menggunakan atau memberikan harta benda demi kepentingan 

orang lain ataupun berpengaruh bagi si pemberi, bahkan cakupannya lebih 

luas dibandingkan dengan sedekah, hibah, hadiah dan wakaf.
64

 Hadiah 

diberikan kepada orang atas jasa, penghargaan, kemuliaan, prestasi atau 

kesuksesan seseorang. Hibah diberikan atas dasar suka rela, baik hibah karena 

adanya sebab ataupun tidak, dan sedekah ditujukan kepada orang-orang yang 

membutuhkan.
65

  

- Hukum sedekah, hibah, hadiah, infak dan wakaf adalah sunnah. Waktu, 

jumlah dan yang menerima bisa siapa saja atau fleksibel. Sedangkan zakat 

hukumnya wajib. Waktu atau haul untuk mengeluarkan zakat telah 

ditentukan, jumlah atau nishab untuk mengeluarkan zakat telah ditentukan, 

bahkan orang yang menerima zakat juga telah ditentukan.
66

 

- Objek atau barang yang diberikan, harta yang diwakafkan harus dipelihara, 

diabadikan, dijaga, dan dikelola agar dapat bermanfaat dalam jangka waktu 

yang panjang. Sedangkan harta sedekah, hibah, hadiah, infak, dan zakat 
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diharuskan segera memberikan lansung kepada masyarakat yang berhak 

menerima atau orang yang telah dipilih untuk menerima.
67
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BAB III 

KUALITAS HADIS TENTANG MENARIK KEMBALI BARANG 

PEMBERIAN 

A. Takhrij al-H{adis| 

1. Pengertian Takhrij al-H{adi<s 

Pengertain secara bahasa mengeluarkan sesuatu yang berasal dari suatu 

tempat.
1
 Menurut Mahmud at-Tahhan, takhri<j ialah berkumpulnya dua hal/perkara 

yang berlawanan dalam sebuah permasalahan. Selain itu, takhri>j juga mempunyai 

pengertian bahasa lain, yakni al-tawjih (memperhadapkan), al-tadrib (membiasakan 

atau melatih), dan al-istinbath (mengeluarkan)
2
 kata takhrij  (التخريج) merupakan 

bentuk masdar yang berasal dari kata ‚ خروجا -يخرج  - ج -ر –خ akar kata dari ‛خرج   

yang memiliki dua pengertian dasar, yakni: ikhtila>f launain artinya dua warna yang 

tidak sama dan al-nafa>dz ‘an al-syai’ artinya ialah menembus sesuatu.
3
  

Menurut istilah takhri>j ialah mengeluarkan hadis dari kitab lalu mencari 

sanad lain dari sanad penyusun, menjelaskan bahasa hadis yang disandarkan ke 

dalam oleh penyusunnya dari suatu kitab, dan menerangkan perawi dan derajat hadis 

tidak diterangkan.
4
 Dan mengemukakan hadis berdasarkan sumber aslinya secara 

                                                           

1
 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, (Cet. X; Jakarta: Bulan 
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Semarang: Dina Utama, 1995), h. 6-22. 
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lengkap dengan sanadnya masing-masing kemudian menjelaskan kualitas hadis 

tersebut.
5
  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan takhri<j al-hadi<s{ 

adalah pencarian atau penelusuran hadis keberbagai kitab hadis yang merupakan 

sumber asli yang memuat secara lengkap snad dan matan hadis.
6
 

2. Tujuan Takhrij al-H{adi<s 

‘Abd al-Mahdi berpendapat bahwa tujuan dalam melakukan penelitian hadis 

atau takhrij al-hadi<s ialah mengembalikan kekitab sumbernya dengan menggunakan 

petunjuk kitab metode takhrij dan menjelaskan apakah hadis tersebut dapat 

dijadikan hujjah atau tidak.
7
 Syuhudi Ismail berpendapat mengenai tujuan pokok 

takhrij al-hadi<s ialah ditinjau dari sisi sanad maupun matan, takhrij al-hadi<s berguna 

untuk mengetahui keadaan atau kualitas hadis yang diteliti dan dalam menentukan 

kehujjahan hadis, maka penelitian kualitas hadis sangat penting untuk digunakan.
8
 

3. Metode Takhrij 

Adapun metode takhrij yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

melakukan penelitian, yakni sebagai berikut: 

a) Takhrij menurut lafaz pertama pada matan hadis, 

b) Takhrij berdasarkan salah satu lafaz matan hadis, 

c) Takhrij berdasarkan perawi pertama, 

d) Takhrij berdasarkan tema hadis, dan 
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e) Takhrij berdasarkan status hadis.
9
 

B. Metode Takhrij al-H{adi<s 

Adapun teks hadis yang akan dikaji oleh peneliti terdapat pada kitab Sunan 

al-Tirmiz\i, ialah sebagai berikut: 

كَتَّبُ، 
ُ

ثَ نَا حُسَيٌْْ الم ثَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ يوُسُفَ الَأزْرَقُ قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا أَحَْْدُ بْنُ مَنِيعٍ قاَلَ: حَدَّ عَنْ عَمْروِ حَدَّ
مَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي »ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاَوُسٍ، عَنِ 

وَفِ البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «: العَطِيَّةَ ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا كَالكَلْبِ أَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فَ رَجَعَ فِ قَ يْئِوِ 
 ٓٔدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍوَعَبْ 

Artinya: 

Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami ; Ishaq bin Yusuf Al 
Azraq telah menceritakan kepada kami ; Husain Al Mukattab telah 
menceritakan kepada kami, dari 'Amr bin Syu'aib, dari Thawus dari Ibnu 
'Umar bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"perumpaan orang yang memberikan suatu pemberian lalu mengambilnya 
kembali adalah seperti seekor anjing yang makan hingga kekenyangan dan 
memuntahkannya, lalu ia kembali memakannya." Abu Isa berkata; Hadits 
semakna juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abdullah bin Amru. (HR. 
Tirmizi)  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran hadis 

melalui 4 metode dari 5 metode takhrij hadis (berdasarkan awal matan, 

menggunakan salah satu lafal hadis, berdasarkan tema hadis, dan berdasarkan status 

hadis). 

1) Metode takhrij berdasarkan awal matan 

Metode pertama takhri>j al-hadi>s menggunakan kitab al-fath}u al-kabi<r 

fi< d}amma al-ziya>dah ila al-ja>mi’ al-s}agi<r dan kitab mawsu>’ah at}ra>f al-h}adi<s 
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Nawir Yuslem, Ulumul Hadis, h. 404.  
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al-nabawi< al-syari<f. Adapun lafal hadis pada kitab al-fath}u al-kabi<r fi< d}amma 

al-ziya>dah ila al-ja>mi’ al-s}agi<r dengan ialah sebagai berikut: 

لُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُ عْطِيَ عَطِيَّةً أوَْ يَ هَبَ ىِبَةً فَ يَ رْجِعَ فِيهَا إِلاَّ اٜٖٙٓٔ) لْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، ( )) )ز( لَا يََِ
ك(  ٗقَ يْئِوِ(( )حم وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي الْعَطِيَّةَ ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يََْكُلُ فإَِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فِ 

 ٔٔعَن ابْن عمر وَعَن ابْن عَبَّاس.
Keterangan kode yang tercantum dalam kitab tersebut ialah sebagai berikut: 

a. Ahmad bin Hambal (حم)  
b. Empat ulama hadis dalam sunan-nya, yakni Abu Daud, al-Tirmizi,  

al-Nasa’i, dan Ibnu Majah (ٗ) 

c. Mustadrak Hakim (ك) 

Adapun pada kitab mawsu>’ah at}ra>f al-h}adi<s al-nabawi< al-syari<f ialah sebagai 

berikut: 

 كمثل الكَلْبِ يَكل فإذا شبع ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا  مَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي العَطِيَّةَ 
: ٕٔطب  -ٓٛٔ ، ٜٚٔ: ٙىق  - ٗ، ٕن الهبة ب  - ٕٖٕٔ-ٖٕٔٔت  - ٖٛد البيوع ب 

 ٕٕٔٗٔ: ٗنصب  - ٜٖٙ
Keterangan kode yang tercantum dalam kitab tersebut terdapat pada 

beberapa kitab, namun peneliti berfokus pada kutub al- tis’ah. maka penulis 

hanya menerangkan kode hadis yang merujuk kepada kutub al- tis’ah , ialah 

sebagai berikut: 

a. Abu Daud pada kitab البيوع bab 83 

b. Tirmizi pada nomor hadis 2131-2132 
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 ‘Abd  al-Rah}ma>n bin Abi< Bakr Jala>l al-Di<n al-Suyu>t}i<, al-Fath} al-Kabi<r fi Dam al-Ziya>dah 

al-Ja>mi’ al-Kabi<r, Juz III, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1423 H / 2003 M) h. 343 
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 Al-Dakutu>r ‘Abdu al-Gaffa>r Sulaima>n al-Bandari>, Mawsu>’ah Atra>f al-H{adi<s\ al-Nabawi< al-

Syari<f, Juz IX, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.) h. 365 
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c. Nasa’i pada kitab الهبة bab 2 dan 4 

2) Metode takhrij dengan menggunakan salah satu lafal hadis 

Metode penelitian hadis ini menggunakan karya A. J. Wensinck pada 

kitab mu’jam al-mufahras li al-fa>z}i> al-h{adi>s an-nabawi>. Dan adapun lafal 

yang penulis gunakan ialah kata  َشَبِع.  
a. Kata kunci  َشَبِع terdapat pada juz 3 halaman 59. 

 كَمَثَلِ الْكَلْبِ يََْكُلُ فإَِذَا شَبِعَ قاَءَ 
, ٖٓٗ, ٜٕ٘, ٛٚ, 2 ,ٖٕٚ, 1,, حم ٘جو ىبات  ,, ٗ,ٕن ىبة **,, ٚ,, ت ولاء ٛٔد بيوع 

ٜٕٖٗٔ . 

 Adapun kode yang dicantumkan di atas, maka dapat digunakan sebagai 

petunjuk hadis tersebut terdapat pada:  

a. Kode ت menunjukkan hadis tersebut terdapat pada riwayat al-

Tirmizi dalam kitab ولاء bab 7 

b. Kode جو menunjukkan hadis tersebut terdapat pada riwayat Ibnu 

Majah dalam kitab ىبات bab 5 dan kitab صدقات bab 1 

c. Kode ن menunjukkan hadis tersebut terdapat pada riwayat Nasa’i 

dalam kitab ىبة bab 2, 3, dan 4 

d. Kode حم menunjukkan hadis tersebut terdapat pada riwayat 

Ahmad bin Hanbal dalam bab 1 halaman 237, dan bab 2 halaman 

28, 259, 430, 492 

e. Kode د menunjukkan hadis tersebut terdapat pada riwayat Abu 

Daud dalam kitab بيوع bab 18 
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A.J. Weinsinck terj. Muhammad Fua>d ‘abd al-Ba>qiy, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-
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3) Metode takhrij dengan menggunakan tema hadis 

Metode takhrij dengan menggunakan tema hadis bisa menggunakan 

kitab Kanz al-Umma>l fi Sunan al-Aqwa>l wa al-Af’a>l merupakan kitab karya 

Ala>uddin ali> al-Mutqi> bin H{isam  al-Din, pada juz 16 halaman 639-640 maka 

ditemukan: 

فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي  "لا يَل لرجل أن يعطي عطية أو يهب ىبة فيرجع
عن ابن عمرو  -، ك ٗكمثل الكلب يَكل فإذا شبع قاء ثُ عاد فِ قيئو. " حم، العطية ثُ يرجع فيها  

 .ٗٔوعن ابن عباس"

Keterangan kode yang tercantum dalam kitab tersebut ialah sebagai 

berikut: 

a. Ahmad bin Hambal (حم)  
b. Empat ulama hadis dalam sunan-nya, yakni Abu Daud, al-Tirmizi, al-

Nasa’i, dan Ibnu Majah (ٗ) 

c. Mustadrak Hakim (ك) 

4) Metode takhrij berdasarkan status hadis 

Dalam metode ini, penulis menggunakan kitab S{oh}i>h} al-Ja >mi’ al-

S{ogi>r wa Ziya>da>taha. Hadis yang penulis temukan ialah sebagai berikut:  

يعطي عطية أو يهب ىبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لا يَل لرجل أن » - ٕ٘ٚٚ - ٘٘ٙٚ
 « .ولده ومثل الذي يعطي العطية ثُ يرجع فيها كمثل الكلب يَكل فإذا شبع قاء ثُ عاد فِ قيئو

 ٘ٔ.ك[ عن ابن عمر وابن عباس ٗ( ]حم )صحيح
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 ‘Ala>lal-Di<n bin H{isa>m al-Di<n ibn Qa>d{i< Kha>n al-Qa>diri< al-Syaz\ili< al-Hindi< al-Burha>nafu>ri< 

S|umma al-Madani< fa al-Makki al-Syahri<r bi al-Muttaqi< al-Hindi<, Kanz al-‘Umma>l fi Suna>n al-Aqwa>l 

awa al-Af’a>l, Juz XVI, (India: Muassasah al-Risa>lah,1981) h. 639-640 

15
 Abu> ‘Abd al-Rah{man Muh{ammad Na>s{r al-Di<n, S{ah{ih{ al-Ja>mi’ al-S{ogi<r wa Zi<yada>taha, Juz 

II (al-Maktaba al-Islamiyyah, t.th.), h. 1267 
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Keterangan kode yang tercantum dalam kitab tersebut ialah sebagai 

berikut: 

a. Hadis tersebut berstatus s}oh}i>h )صحيح( 

b. Ahmad bin Hambal (حم)  
c. Empat ulama hadis dalam sunan-nya, yakni Abu Daud, al-Tirmizi,  al-

Nasa’i, dan Ibnu Majah (ٗ) 

d. Mustadrak Hakim (ك) 

e. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas 

C. Merujuk Pada Kitab Sumber 

Setelah melakukan penelusuran hadis melalui 4 metode dari 5 metode takhrij 

Hadis (berdasarkan awal matan, menggunakan salah satu lafal hadis, berdasarkan 

tema hadis, dan berdasarkan status hadis), maka ditemukan kode petunjuk 

menelusuri hadis kepada kitab sumber. Namun peneliti hanya berfokus pada kitab 

sembilan imam (al-kutub al-tis’ah) dalam pengumpulan hadis. Hasilnya, peneliti 

menemukan 13 jalur periwayatan yang akan diteliti, lebih rincinya pada S{unan al-

Tirmizi> 2 jalur periwayatan, S{unan Nasa>’i< 2 jalur periwayatan, S{unan Ibnu Ma>jah 2 

jalur periwayatan {, S{unan Abu Da>ud 1 jalur periwayatan dan Musnad Ahmad bin 

Hanbal 6 Jalur periwayatan.  

a. S{unan al-Tirmizi 

ثَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ يوُسُفَ الَأزْرَقُ قاَلَ  .1 ثَ نَا أَحَْْدُ بْنُ مَنِيعٍ قاَلَ: حَدَّ كَتَّبُ، عَنْ حَدَّ
ُ

ثَ نَا حُسَيٌْْ الم : حَدَّ
مَثَلُ »عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاَوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

وَفِ «: قاَءَ ثَُُّ عَادَ فَ رَجَعَ فِ قَ يْئِوِ الَّذِي يُ عْطِي العَطِيَّةَ ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا كَالكَلْبِ أَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ 
ٙٔالبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ
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 Muh}ammad bin ‘I<sa bin Saurah bin Mu>sa bin al-D{ah}a>k al-Tirmiz\i Abu> ‘I<sa, Sunan al-

Tirmiz\i, Juz IV, h. 441. 
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عَلِّمِ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْ  .2
ُ

، عَنْ حُسَيٍْْ الم ثَ نَا ابْنُ أَبِ عَدِيٍّ ارٍ قاَلَ: حَدَّ دُ بْنُ بَشَّ ثَ نَا مَُُمَّ بٍ حَدَّ
ثَنِِ طَ  لُّ للِرَّجُلِ أَنْ »اوُوسٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، يَ رْفَ عَانِ الحدَِيثَ قاَلَ: قاَلَ: حَدَّ لَا يََِ

يَ رْجِعُ فِيهَا   يُ عْطِيَ عَطِيَّةً ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي العَطِيَّةَ ثَُُّ 
ىَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قاَلَ «: كَلْبِ أَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ كَمَثَلِ ال

لُّ لِمَنْ وَىَبَ ىِبَةً أَنْ يَ رْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فَ لَوُ أَنْ يَ رْجِعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَ  : لَا يََِ افِعِيُّ دَهُ وَاحْتَ ََّّ الشَّ
ٚٔدِيثِ بِِذََا الحَ 

 

b. S{unan Nasa>’i 

، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، قاَ .1 ، عَنْ حُسَيٍْْ ثَ نَا ابْنُ أَبِ عَدِيٍّ ، قاَلَ: حَدَّ دُ بْنُ الْمُثَ نََّّ لَ: أَخْبَ رَنََ مَُُمَّ
ثَنِِ طاَوُسٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، يَ رْفَ عَانِ الْحدَِيثَ إِلََ النَّبِِّ صَلَّى  اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، حَدَّ

لُّ لِرَجُلٍ يُ عْطِي عَطِيَّةً ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْ »قاَلَ:  طِي لَا يََِ
ٛٔ«فِ قَ يْئِوِ  عَطِيَّةً ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَاكَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ 

 

ثَ نَا بوِِ  .2 ثَ نَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، قاَلَ: حَدَّ مٍ، قاَلَ: حَدَّ دِ بْنِ سَلََّّ حُسَيٌْْ أَخْبَ رَنََ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ مَُُمَّ
رَسُولُ اللََِّّ  الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاَوُسٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَا: قاَلَ 

لُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُ عْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَ يَ رْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، »صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ:  لَا يََِ
عَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فَ رَجَعَ فِ وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي الْعَطِيَّةَ فَ يَ رْجِعُ فِيهَا، كَالْكَلْبِ يََْكُلُ حَتََّّ إِذَا شَبِ 

ٜٔ«قَ يْئِوِ 
 

c. S{unan Ibnu Ma>jah 

، عَنْ  .1 ثَ نَا ابْنُ أَبِ عَدِيٍّ ، قاَلَا: حَدَّ دٍ الْبَاىِلِيُّ ارٍ، وَأبَوُ بَكْرِ بْنُ خَلََّّ دُ بْنُ بَشَّ ثَ نَا مَُُمَّ حُسَيٍْْ حَدَّ
نِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، يَ رْفَ عَانِ الْحدَِيثَ إِلََ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاَوُسٍ، عَ 
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 Muh}ammad bin ‘I<sa bin Saurah bin Mu>sa bin al-D{ah}a>k al-Tirmiz\i Abu> ‘I<sa, Sunan al-

Tirmiz\i, Juz IV, h. 442. 

18
Abu> ‘Abd al-Rah{man Ah{mad bin Syu’aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>n al-Nasa>i<, al-Sunan al-S{ogi>r 

Nasa>i, Juz II, (Cet. II; Halbi: Maktaba al-Matba’a>t al-Isla>miyah, 1406 H/1986 M), h. 265. 

19
Abu> ‘Abd al-Rah{man Ah{mad bin Syu’aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>n al-Nasa>i<, al-Sunan al-S{ogi>r 

Nasa>i, Juz VI, h. 267. 
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لُّ للِرَّجُلِ أَنْ يُ عْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثَُُّ يَ رْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا »النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  لَا يََِ
ٕٓ«يُ عْطِي وَلَدَهُ 

 

ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ  .2 ثَ نَا أبَوُ أسَُامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلََّسٍ، عَنْ أَبِ ىُرَيْ رةََ،  حَدَّ بَةَ قاَلَ: حَدَّ بْنُ أَبِ شَي ْ
إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَ عُودُ فِ عَطِيَّتِوِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ، »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: 

ٕٔ«بِعَ قاَءَ، ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ، فأََكَلَوُ حَتََّّ إِذَا شَ 
 

d. S{unan Abu Da>ud 

ثَ نَا حُسَيٌْْ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ  .1 ثَ نَا يزَيِدُ يَ عْنِِ ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّ دٌ، حَدَّ ثَ نَا مُسَدَّ ، عَنْ حَدَّ
لُّ لِرَجُلٍ أَنْ »النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: طاَوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ  لَا يََِ

لْعَطِيَّةَ، يُ عْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَ هَبَ ىِبَةً فَ يَ رْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي ا
ٕٕ«يََْكُلُ فإَِذَا شَبِعَ قاَءَ، ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ 

 

e. Musnad Ahmad bin Hanbal. 

ثَ نَا يزَيِدُ، أَخْبَ رَنََ حُسَيُْْ بْنُ ذكَْوَانَ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاَوُسٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ  .1  حَدَّ
لُّ للِرَّجُلِ أَنْ يُ عْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَ يَ رْجِعَ » عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، أنََّوُ قاَلَ: عَبَّاسٍ رَفَ عَاهُ إِلََ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ  لَا يََِ

أَكَلَ  فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي الْعَطِيَّةَ، فَ يَ رْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ 
ٖٕ«اءَ، ثَُُّ رَجَعَ فِ قَ يْئِوِ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قَ 

 

ثَ نَا يزَيِدُ، أَخْبَ رَنََ حُسَيُْْ بْنُ ذكَْوَانَ يَ عْنِِ الْمُعَلِّمَ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاَوُسٍ، أَنَّ  .2 ابْنَ  حَدَّ
لُّ لِرَجُلٍ أنَْ يُ عْطِيَ الْعَطِيَّةَ »قاَلَ:  عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَ عَاهُ إِلََ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أنََّوُ  لَا يََِ
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Ibnu Ma>jah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz II, (t.tp: Da>r ihya> 

al-Kutub al-‘Arabiyyah), h. 795. 

21
Ibnu Ma>jah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz II, h. 797. 

22
 Abu> Da>ud sulaima>n bin al-asy’as\ bin Isha>k bin Basyi<r bin Syadda>d bin ‘Amru> bin al-Azdi> 

al-Sijista>ni<, Sunan Abi< Da>ud, Juz III, (Beirut: al-Maktabah al-‘As}riyyah, t.th), h. 291. 

23
 Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin Hala>l bin Asdi al-Syaiba>ni, Musnad 

al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz IV, (Cet.I; Muasasah Aal-Risa>lah, 1421 H/ 2001 M), h. 26. 



53 
 

 
 

مَثَلِ فَ يَ رْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي الْعَطِيَّةَ ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا، كَ 
ٕٗ«الْكَلْبِ أَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ رَجَعَ فِ قَ يْئِوِ 

 

ثَ نَا حُسَيٌْْ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاَوُسٍ، عَنِ ابْنِ  .3 دُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّ ثَ نَا مَُُمَّ حَدَّ
لُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُ عْطِيَ الْعَ »عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أنََّوُ قاَلَ:  طِيَّةَ ثَُُّ لَا يََِ

ثَلِ الْكَلْبِ يَ رْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي الْعَطِيَّةَ ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا، كَمَ 
ٕ٘«أَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فِيوِ 

 

ث َ  .4 دُ بْنُ جَعْفَرٍ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا مَُُمَّ نَا عَوْفٌ، عَنْ خِلََّسٍ، عَنْ أَبِ ىُرَيْ رةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ حَدَّ
مَثَلُ الَّذِي يَ عُودُ فِ ىِبَتِوِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ، ثَُُّ عَادَ »صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: 

ٕٙ«فِ قَ يْئِوِ فأََكَلَوُ 
 

ثَ نَا  .5 ثَ نَا خِلََّسٌ، عَنْ أَبِ ىُرَيْ رةََ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ حَدَّ يََْيََ، عَنْ عَوْفٍ، قاَلَ: حَدَّ
ٕٚ«مَثَلُ الَّذِي يَ عُودُ فِ ىِبَتِوِ، مَثَلُ الْكَلْبِ، إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ »قاَلَ: 

 

ثَ نَا عَبْدُ  .6 الْوَاحِدِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلََّسٍ، عَنْ أَبِ ىُرَيْ رةََ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ حَدَّ
مَثَلُ الَّذِي يَ عُودُ فِ عَطِيَّتِوِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يََْكُلُ، حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ، ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ »قاَلَ: 
ٕٛ«فأََكَلَوُ 

 

D. I’tibar Hadis 

Setelah melakukan penelusuran ke berbagai kitab metode dan pengumpulan 

dari kitab sumber, maka langkah selanjutnya dalam penelitian ini ialah melakukan 

I’tibar. Tentunya dengan melakukan i’tibar , maka Nampak secara jelas seluruh jalur 
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 Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin Hala>l bin Asdi al-Syaiba>ni, Musnad 

al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz VIII, h. 427-428. 

25
 Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin Hala>l bin Asdi al-Syaiba>ni, Musnad 

al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz IX, h. 355. 

26
Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh {ammad bin H{anbal bin Hala>l bin Asdi al-Syaiba>ni, Musnad 

al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz XVI, h. 246.  

27
Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin Hala>l bin Asdi al-Syaiba>ni, Musnad 

al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz XII, h. 493. 

28
Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin Hala>l bin Asdi al-Syaiba>ni, Musnad 

al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz XV, h. 340-341 
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sanad yang akan diteliti, baik itu nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan 

yang setiap periwayat gunakan masing-masing.
29

  

Kata i’tibar (الإعتبار) merupakan bentuk masdar dari kata i’tabara ( َاِعْتَ بَ ر). 

Menurut bahasa, I’tibar adalah peninjauan ke berbagai hal dengan maksud untuk 

dapat mengetahui sesuatunya yang sejenis.
30

 Sedangkan menurut Muhammad 

Shiddiq, i’tibar adalah pengujian dan secara bahasa merupakan sinonim kata 

ikhtabara>, imtahana>, dan i’tada bih.31 

I’tibar menurut istilah, Muhammad Shiddiq berpendapat bahwa i’tibar 

adalah mengantarkan hadis ke beberapa perawi dan menguji dengan riwayat-riwayat 

dan perawi lain dengan meneliti turuq (jalan) hadis, untuk memeriksa apakah 

periwayat hadis tersebut diikuti atau digandeng oleh perawi yang diriwayatkan dari 

guru atau murid.
32

 

Adapun kegunaan dari i’tibar ialah agar dapat mengetahui keadaan seluruh 

sanad hadis ditinjau dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang 

berstatus mutabi’, atau syahid.33
    

Hadis yang menjadi objek penelitian terdapat pada berbagai kitab sumber 

dan hasilnya ditemukan 13 jalur periwayatan. Lebih rincinya ialah pada S{unan al-

Tirmizi> 2 jalur periwayatan, S{unan Nasa>’i< 2 jalur periwayatan, S{unan Ibnu Ma>jah 2 

                                                           
29

 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis, h. 52. 

30
M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis, h. 51.  

31
Muhammad Shiddiq al-Minsyawi, Kamus Istilah Hadis (Kumpulan Istilah Ahli Hadis 

Disusun Berdasarkan Abdjad) ter. Erwin Hafid, h. 45. 

32
Muhammad Shiddiq al-Minsyawi, Kamus Istilah Hadis (Kumpulan Istilah Ahli Hadis 

Disusun Berdasarkan Abdjad) ter. Erwin Hafid, h. 34. 

33
Mutabi, biasa disebut tabi’ jamak tawabi’ ialah periwayat yang berstatus pendukung pada 

periwayat yang bukan berstatus sahabat Nabi, dan syahid dengan jamak syawahid ialah periwayat 

pendukung yang berada pada tingkatan sahabatNabi. Lihat: Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian 
Hadis, h. 52. 
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jalur periwayatan {, S{unan Abu Da>ud 1 jalur periwayatan dan Musnad Ahmad bin 

Hanbal 5 Jalur periwayatan. 

Dari 13 riwayat, terdapat sya>hid karena terdapat 3 sahabat yang menerima 

hadis dari Rasulullah Saw, yakni Ibnu Umar, Ibnu ‘Abbas, dan Abu Huraurah. 

Adapun mutabi’ terdapat 2 orang pada tingkatan tabi’ tabi’in, yakni ‘Amri bin 

Syu’aib dan Khila>s. Lebih jelasnya dapat dilihat pada skema sanad yang menjadi 

objek kajian: 
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E. Kualitas Hadis 

1. Kritik Sanad 

Adapun jalur sanad pada riwayat Tirmiz\i yang menjadi objek penelian kritik 

sanad ialah sebagai berikut: 

ثَ نَا  ثَ نَا  أَحَْْدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّ ثَ نَا  إِسْحَاقُ بْنُ يوُسُفَ الَأزْرَقُ قاَلَ: حَدَّ كَتَّبُ قاَلَ: حَدَّ
ُ

عَمْروِ بْنِ ، عَنْ حُسَيٌْْ الم
مَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي العَطِيَّةَ »صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ طاَوُسٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ 

وَفِ البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ «: ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا كَالكَلْبِ أَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فَ رَجَعَ فِ قَ يْئِوِ 
 ٖٗاللََِّّ بْنِ عَمْرٍو

a) Tirmiz\i 

Nama lengkapnya adalah Muh{ammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa al-

D{ah{a>k.
35

 Ia dilahirkan di kota Tirmiz\i sehingga ia disebut sebagai imam at-

Tirmiz\i.
36

 Az-Dzahabi berkata bahwa dia lahir tahun 210 H.
37

 Al-Mizzi berkata, al-

Hafiz Abdul Abbas Ja’far bin Muhammad bin al Mu’taz al-Mustagfiri berkata bahwa 

Tirmiz\i  wafat pada malam senin, 13 Rajab tahun 279 H.
38

 

Tirmiz\i dikenal orang yang kuat hapalan dan orang yang cerdas sehingga 

menjadikannya salah satu ulama hadis, dan dikenal sebagai pribadi yang saleh, 

                                                           
34

 Muh}ammad bin ‘I<sa bin Saurah bin Mu>sa bin al-D{ah}a>k al-Tirmiz\i Abu> ‘I<sa, Sunan al-

Tirmiz\i, Juz IV, h. 441. 

35
Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>ial-Rija>l, Juz 26 (Cet. I; 

Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1980 M), h. 250. 

36
Ibnu Ahmad ‘Alimi, Tokoh dan Ulama Hadis (t.t: Mashun. 2008), h. 216. 

37
Syaikh Ahmad Farid, Min A’lam As-Salaf, terj. Masturi Irham dan Asamu’i Taman, 60 

Biografi Ulama Salaf (Cet. 1; Kairo: Dar al-Akidah, 2005 M), h. 550. 

38
Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>ial-Rija>l, Juz 26, h. 250. 
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amanah, takwa, dan sangat teliti
39

. Az-Dzahabi berkata bahwa Tirmiz\i adalah 

seorang hafiz dan s\iqah.40 

Al-Hakim berkata bahwa aku pernah mendengar Umar bin Malik berkata, 

bahwa setelah imam al-Bukhari wafat, tidak ada lagi orang Khurasanyang seperti 

Imam Tirmiz\i dalam hal keilmuan, kewara’an, derajat hafiz, dan kezuhudannya. Dan 

Imam Tirmiz\i menjadi buta akibat seringnya menangis dan dia menjalani hidup 

dalam keadaan buta selama beberapa tahun.
41

 

Ibnu Hibban menyebut Tirmiz\i adalah orang yang mengumpulkan, berkarya, 

memahami atau mempelajari, dan menghapal hadis. Dan ia menambahkan bahwa 

kitab Al-Jami’ karya Tirmiz\i merupakan bukti bahwa dia seorang imam hafis dan 

ahli fiqih. Namun, kriteria dalam meriwayatkan hadis pada kitabnya tergolong lunak 

dan tidak ketat (Mutasyaddid).
42

 

Al-Mizzi berkata bahwa Abu Isa at-Tirmiz\i adalah seorang ulama yang telah 

mengeluarkan karya al-Jami’ dan yang lain.dia seorang terkemuka dengan predikat 

hafiz dalam bidang hadis dalam keberadaan diri dan karya-karyanya, atas izin 

danrahmat Allah, bermanfaat bagi ummat muslim.
43

 

Abu Sa’id al-Idrisi al-Hafiz al-Alim berkata bahwa Tirmiz\i merupakan imam 

panutan dalam bidang hadis. Diantara karya-karyanya adalah kitab Al-Jami’, At-

                                                           
39

Ibnu Ahmad ‘Alimi, Tokoh dan Ulama Hadis , h. 216. 

40
Syaikh Ahmad Farid, Min A’lam As-Salaf, terj. Masturi Irham dan Asamu’i Taman, 60 

Biografi Ulama Salaf, h. 551. 

41
Syaikh Ahmad Farid, Min A’lam As-Salaf, terj. Masturi Irham dan Asamu’i Taman, 60 

Biografi Ulama Salaf, h. 550. 

42
Syaikh Ahmad Farid, Min A’lam As-Salaf, terj. Masturi Irham dan Asamu’i Taman, 60 

Biografi Ulama Salaf, h. 551. 

43
Syaikh Ahmad Farid, Min A’lam As-Salaf, terj. Masturi Irham dan Asamu’i Taman, 60 

Biografi Ulama Salaf, h. 551. 
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Tawarikh, dan Al-‘Ilal yang berisi nama para perawi hadis yang mutqim. Dalam 

kitab al-Ilal dia digambarkan bagaimana seorang perawi menghapal hadis.
44

 

Adapun guru al-Tirmiz\i ialah Muh{ammad bin ‘Us \ma>n bin Kara>mah, 

Kara>mah bin Asba>t{, ‘Ali> bin al-Munz\ir, al-T{ari<q, Ah{mad bin H{asa>n bin Maimu>n, 

Ah{mad bin Mani>’, muh{ammad bin Ish{a>q, Muh{ammad bin ‘Ali bin al-H{asan bin 

Syaqiq, dan Qutaibah bin Sa’id.
45

 

Murid al-Tirmiz\i menurut az-Zahabi adalah Abu Bakar Ahmad bin Ismail as-

Samarqandi, Abdul Hamid Ahmad bin Abdillah bin Dawud al-Marwazi, Ahmad bin 

Ali bin Hasnawaih al-Muqri, Ahmad bin Yusuf bin Nasafi, Asad bin Hamdawiyah 

an-Nasafi, Al-Husain Yusuf al-Farbari, dan Dawud bin Nashr.
46

 

b) Ah{mad bin Mani<’ 

Nama lengkapnya Ah{mad bin Mani<’ bin ‘Abd al-Rah{man al-Bagwi<. 

Kunyahnya Abu> Ja’far.
47

 Ia tinggal di Bagdad
48

. Lahir pada tahun 160 H
49

 dan wafat 

                                                           
44

Syaikh Ahmad Farid, Min A’lam As-Salaf, terj. Masturi Irham dan Asamu’i Taman, 60 

Biografi Ulama Salaf, h. 551. 

45
Muh{ammad bin ‘Abd al-Gani< bin Abi Bakar bin Syuja>’, al-Taqyi<d al-Ma’rifah Ruwa>h al-

Sunan wa al-Masa>nid, Juz I (Cet. I; t.t: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1988 M), h. 96-97  

46
Syaikh Ahmad Farid, Min A’lam As-Salaf (60 Biografi Ulama Salaf) terj. Masturi Irham 

dan Asamu’i Taman, h. 564. 

47
Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>ial-Rija>l, Juz I, h. 495. 

48
Abu> al-Wali>d Sulaima>n bin Khalaf bin Sa’ad bin Ayyub bin Waris \ al-Tajbi< al-Qurtubi< al-

Ba>ji al-Andalusi<, Ta’di<l wa al-Tajri>h{, Juz I (Cet. I; Riyadh: Da>r al-Liwa>’, 1406 H), h. 322. 

49
Syam al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ahmad bin Us \ma>n bin Qaima>z al-Z{ahabi<, 

Ta>rikh al-Isla>m wa Wafiya>t al-Masya>hi<r wa al-A’la>m, Juz V (Cet. I; Da>r al-Garib al-Isla>miyya, 2003 

M), h. 1072 
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pada hari minggu  bulan syawal tahun 244 H,
50

 sedangkan menurut al-Bukha>ri ia 

wafat pada tahun 243 H.
51

 

Menurut penilaian ulama terhadap Ah{mad bin Mani<’ bin ‘Abd al-Rah{man al-

Bagwi, diantaranya, S{alih Jazra dan ulama lainnya berpendapat, ia adalah periwayat 

yang s\iqat. Abu > H{atim berkata bahwa ia s{udu>q.52
 Abu> Zar’ah berkata bahwa ia 

s{udu>q. Maslamah bin Kasim berkata ia s\iqat.  Dan al-Darqutni> berkata la> ba’sabihi. 

Muslimah bin Qa>sim berkata s\iqat.53
 

Menurut an-Nasa’i dan Ibnu Muhammad al-Baghdad, Ahmad bin Mani’ 

s\iqah. Sighat yang ia gunakan adalah haddas\ana, karena penggunaan sighat 

haddas\ana adalah salah satu tekhnik periwayatan al-sima’ yang diperoleh lansung 

dari guru-gurunya.
54

 

Guru-gurunya ialah Asba>t\ bin Muh{ammad al-Qurasyi<, Ish{a>k bin ‘Ish{a>k bin 

‘I<sa ibnu al-T{a>ba’, Ish{a>k bin Yu>suf al-azra>q, isma>’i<l bin ‘Aliyah, al-Hasan bin Saura, 

al-H{asan bin mu>sa, al-H{usain bin Muh{ammad al-Marwaz\i, H{ammad bin Kha>lid al-

Khayya>t, Ziyad bin al-H{ibba>n, Sufya>n bin ‘Uyainah, ‘Abdu bin ‘Awwa>m, dan 

sebagainya.
55

 

                                                           
50

Muh{ammad bin H{ibban bin Ah{mad bin H{ibban bin Ma’a>z{a bin Ma’bada, al-S|iqa>t, Juz VIII 

(Cet. I; al-Ma’a>rif al, 1393 H), h. 22 

51
Ah{mad bin Muh{ammad bin al-H{usain bin al-H{asan, al-Hida>yah wa al-Irsya>d fi< Ma‛rifat 

Ahlu al-S{iqa>t wa al-Sadda>d, Juz I (Cet. I; Da>r al-Ma’rifat, 1407 H), h. 43.  

52
Mugallata{i< bin Qilij bin Abdullah al-Bakjari< al-Masri al-H{akri> al-H{anafi>, Ikma>l Tahz<ib al-

Kamal fi> Asma>I al-Rija>l, Juz I (Cet. I; t.t: al-Faru>k al-H{adis}a li T{aba>’Ahwa Nasyara, 2001 M), h. 145. 

53
Abu al-Fadl Ah }mad bin ‘Ali > bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni<, Taz\i>b al-

Tahz\i>b, Juz I (Cet I; t.t: Matba’ah Da>iratu al-Ma’arifal-Naz{a>miyah. 1326 H), h. 84 

54
St. Magfirah, ‚The Correlation of Qiya>m al-Lail Toward Human Immunity in Hadith 

Perspective.‛ Thesis (Makassar: Faculty of Ushuluddin, Philosophy and Politics, Alauddin State 

Islamic University, 2018), h. 32. 

55
Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz I, h. 495. 
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Murid-muridnya ialah Ah{mad bin Muh{ammadbin hasyi<m al-Dauri<, Ah{mad 

bin Muh{ammad bin Naizak, Muh}ammad bin ‘I<sa al-Tirmiz\i,‘Abdullah bin Ah{mad bin 

H{anbal, Muh{ammad bin Ibra>him bin Ziya>d, Muh{ammad bin ‘Ali> bin Sabba>g, Abu 

H{a>tim dan Abu> Zar’ah al-Razya>n, Abu Bakr bin Abi> ‘A>s}im.
56

 

c) Ish{a>q bin Yu>suf al-Azraq 

Nama lengkapnya Ish{a>q bin Yu>suf bin Mirda>s abu> Muh{ammad al-Azraq al-

Mahdi< al-Wa>sit{i.
57

 Kuniyah-Nya Abu Muh{ammad
58

 Ia tinggal di bagdad
59 dan Hait. 

Ish{a>q bin Yu>suf al-Azraq lahir pada tahun 120 H
60

 dan menurut Wahba bin Baqiyah 

bahwa ia lahir pada tahun 117 H.
61

 wafat pada tahun 195 H
62

, menurut ha>run bin 

H{a>mid al-Wa>sit{ bahwa Ish{a>q bin Yu>suf al-Azraq wafat pada tahun 194
63  dan 

menurut {H{asan bin Khalf, Ish{a>q bin Yu>suf al-Azraq wafat pada tahun 196.
64
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Akram bin Muh{ammad Ziya>dah al-Falu>ji< al-As{ari<, Mu’jam Syu>kh al-T{abari< al-Laz\i<na 

Rawi ‘Anhum Kitabuhu al-Musnadatu al-Mat{bu>at, Juz I (Cet. I; t.t: Dar al-Asyriyyah, 2005 M), h. 

108. 

57
Ah{mad bin Muh{ammad bin al-H{usain bin al-H{asan, al-Hida>yah wa al-Irsya>d fi< Ma’rifah 

Ahlu al-S{iqah wa al-Sadda>d, Juz I, h. 79.   

58
Abu> ‘Abdilla>h Muh{ammad bin Sa’ad bin Mani<’, al-T{abaqa>t al-Kubra, Juz 7 (Cet I; Beirut: 

Da>r al-Kitabal-‘Ilmiyah. 1990 M), h, 228 

59
Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz II, h. 496. 

60
Mugallata{<i bin Qilij bin Abdullah al-Bakjari< al-Masri al-H{akri> al-al-H{anafi>, Ikma>l Tahz<ib 

al-Kamal fi> Asma>I al-Rija>l, Juz II, h. 123. 

61
 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< asma>ial-Rija>l, Juz II, h. 496.  

Lihat juga pada Ah{mad bin Muh{ammad bin al-H{usain bin al-H{asan, al-Hida>yah wa al-Irsya>d fi< 

Ma’rifah Ahlu al-S{iqah wa al-Sadda>d, Juz I, h. 79.   

62
Muh{ammad bin isma>’il bin ibra>him bin al-Mugi<rah al-Bukha>ri<, al-Ta>rikh al-Kabi<r, Juz I 

(al-Dukkan: Da>irah al-Ma’arif al-‘Us\ma>niyah, t.th), h. 406. 

63
Muh{ammad bin isma>’il bin Ibra>him bin al-Mugi<rah al-Bukha>ri<, al-Ta>rikh al-Kabi<r, Juz I, h. 

406. 

64
 Ah{mad bin Muh{ammad bin al-H{usain bin al-H{asan, al-Hida>yah wa al-Irsya>d fi< Ma’rifah 

Ahlu al-S{iqah wa al-Sadda>d, Juz I, h. 79.   
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Adapun penilaian dari ulama, Ibnu Khalfu>n Berkata bahwa ia S|iqat, dan Abu> 

Bakr Ah{mad bin ‘Amr bin ‘Abd al-Kha>liq al-Bazza>r berkata bahwa ia S|iqat.65 

Ah{mad berkata, saya mendengarkan secara jelas atau seksama, dia berkata Ish{a>q al-

Azraq s\iqah? Dia berkata iyya walla>hu s\iqah.66 Ish{a>q  merupakan orang yang dapat 

dipercaya dan dipercaya dan salah satu hamba Allah yang shaleh.
67

Abu H{a>tim 

berkata bahwa ia s}ah{i>h{ al-h{adi>s, s{aduq, dan la> ba’sabihi.68  

Yah{ya bin Ma’in berkata bahwa ia S|iqat.69 Ya’kub bin Syaibah berkata ka>na 

min a’lamihim bih{adis \ syari<k.70
Ah{mad bin’Ali< berkata ia datang ke Bagdad, dia 

termasuk orang yang dipercaya (s\iqa>t) dan salah satu hamba Allah yang saleh (al-

S{a>lih{i<n).
71

Al-Khatib berkata ia adalah orang yang dapat dipercaya (al-s\iqa>t). Ah{mad 

bin H{anbal menilai bahwa ia h{a>fiz\.72
Anbari< berkata bahwa ia s\iqat kabi<r al-qadir.73 

Gurunya adalah Sulai>ma>n al-A’masy, Abd al-Malik bin Abi Sulaima>n, Sa’id 

bin Ayya>s al-Jari>r, ‘Amru bin Z|ar al-hamda>ni<, Sa’id bin i<sa> al-Jari<ri<, Sufya<n al-S|auri<, 
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 Mugallata{i < bin Qilij bin Abdullah al-Bakjari< al-Masri al-H{akri> al-al-H{anafi>, Ikma>l Tahz<ib 

al-Kamal fi> Asma>i al-Rija>l, Juz II, h. 122.   

66
Abu> Bakr Ah{mad bin ‘Ali< S{a>bit bin Ah{mad bin Mahdi< al-Khatayyib al-Bagda>di<, Ta>rikh 

Bagda>d, Juz VII, (Cet. I; Beirut: Da>r al-Garib al-Isla>miyya, 2002 M), h. 324. 

67
Abu> Bakr Ah{mad bin ‘Ali< S{a>bit bin Ah{mad bin Mahdi< al-Khatayyib al-Bagda>di<, Ta>rikh 

Bagda>d, Juz VII, h. 324. 

68
 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< asma>ial-Rija>l, Juz II, h. 496. 

69
 Abu Muh{ammad ‘Abd al-Rah{man bin Muh{ammad bin Idri<s bin al-Munz\ir al-Tami<mi, al-

Jarh wa al-Ta’di<l, Juz II (Cet.I; Beirut: T\aba’ah Majlis Da>irah al-Ma’arif al-‘Usma>niyah, 1952 M), h. 

238 

70
Abu> al-Fad{l Ah{mad bin ‘Ali< bin Muh{ammad bin Ah{mad bin H{ajar al-Asqala>ni<, Tahz\i<bu al-

Tahz\i<b, Juz I, h. 257. 

71
Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< asma>i al-Rija>l, Juz II, h. 496. 

72
Abu> al-wali>d Sulaima>n bin Khalaf bin Sa’ad bin Ayyub bin Waris \ al-Tajbi< al-Qurtubi< al-

Ba>ji al-Andalusi<, Ta’di<l wa al-Tajri>h{, Juz I, h. 384.  

73
Syamsu al-Di<n Abu al-Khai<r ibn al-Jazari<, Ga>yah al-Naha>yah al-T{abaqat al-Qara’, Juz I 

(Cet. 1; t.t: Maktabah ibn Taimiyah, 1351 H), h. 158 
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Masa’ir bin Kadda>m, Hisya>m al-dastaui>, Zakariyya bin Za>idah, Syari<k bin ‘Abd 

Allah al-Nakh’i<, ‘Abdullah bin ‘Aun, ‘AdullahAziz bin ‘umar bin ‘Abdl Azi<z, 

‘Abdul Malik bin Abi Sulaima>n, ‘Au>f al-a’ra>f, Fadi <l bin Guzwa>n al-D{abbi<, dan 

Ma’sur bin Kadda>m.
74

 

Muridnya adalah ‘Amru bin ‘Aun, Abu> Khais \amah Zuhai>r ibnu H{arb, Ah{mad 

bin H{anbal, Ah{mad bin Ma>ni’, Ah{mad bin Kha>lid bin al-Khila>l, Ah{mad bin Suna>n 

al-Qatta>n, al-H{usain bin Ish{ak al-Wa>sit {, ‘Abdulla>h bin Muh{ammad al-Az\arimi<,
75

 dan 

orang-orang Irak lainnya. 
76

 

d) H{usain al-Mukattab 

Nama lengkapnya ialah H{usain bin Z{akwa>n al-Mu’allim al-Mukattab al-Bas\ri< 

al-‘Auz{i.
77

 Semasa hidupnya ia pernah tinggal di Basrah.
78

 Kuniyahnya al-Mukattab. 

H{usain Mukattab wafat sekitar tahun 150
79  dan pada Ta>rikh Ibnu Qa>ni’, ia 

meninggal pada tahun 145.
80

 

                                                           
74

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< asma>ial-Rija>l, Juz II, h. 496. 

75
Mugallata{<i bin Qilij bin Abdullah al-Bakjari< al-Masri al-H{akri> al-al-H{anafi>, Ikma>l Tahz<ib 

al-Kamal fi> Asma>I al-Rija>l, Juz VI, h. 496 

76
Muh{ammad bin H{ibban bin Ah{mad bin H{ibban bin Ma’a>z{a bin Ma’bada, al-S|iqa>t, Juz VI, 

h. 52 

77
Muh{ammad bin isma>’il bin ibra>him bin al-Mugi<rah al-Bukha>ri<, al-Ta>rikh al-Kabi<r, Juz II, 

h. 387 

78
Muh{ammad bin H{ibban bin Ah{mad bin H{ibban bin Ma’a>z{a bin Ma’bada, al-S|iqa>t, Juz VI, 

h. 206 

79
Syam al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ahmad bin Us \ma>n bin Qaima>z al-Z{ahabi<, Si<r 

I’lam al-Nubala>, Juz VI, (t.t: Da>r al-H{adi<s\,2006 M) h. 345  

80
Mugallata{<i bin Qilij bin Abdullah al-Bakjari< al-Masri al-H{akri> al-H{anafi>, al-Tarjim al-

Sa>qit{atu min Kita>bi Ikma>l Tahz\i<ba al-Kama>l al-Muglat{a>y, Juz I (Cet I; t.t: Da>r al-Mah{dis\ al-

Nasyirwa al-Tauzi>’a,1426 H), h. 145. 
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Yahya bin Ma’i<n berkata bahwa H{usain al-Mu’allim itu s\iqat, Abu> Zar’a 

berkata laisa bihi ba’sun .
81

 Ahmad bin S{alih berkata s\iqat. Abu al-H{asan al-

Darqut{ni berkata al-H{usain al-Mu’allim s\iqat. Al-Ajli dan Ibnu sa’id berkata: 

basriyyun s\qat. Al-Bazza>r berkata dalam kitabnya al-sunan : s\iqat. Al-Hakim Abu> 

‘Abdilla>h berkata, seperti yang telah disebutkan oleh Ma’u>d s\iqah ma’mu>n.82
 

Gurunya ialah ‘Abdillah bin Buraidah, ‘At{a>’ bin Abi< Raba>h, Budail bin 

Maisarah, ‘Amru bin Syu’aib, Yahya bin Abi< Kas\i<r, Qata>dah,Sulaima>mn Ah{wa>l dan 

T{a>ifatin siwa>hum.
83

 

Muridnya ialah Ibra>him bin T{ahma>n, ‘Abdullah bin Muba>rak, Gunda>r, 

‘Abdual-Wa>ris\ bin Sa’i<d, Yahya bin Sa’id Qat{t{a>n, Yazi<d bin Zurai’, Rawh{u bin 

‘Uba>dah, dan lain-lain.
84

 

e) ‘Amru bin Syu’aib 

Nama lengkapnya ‘Amru bin Syu’aib bin Muh{ammad bin’Abdillah bin 

‘Amru bin al-‘A<s} al-Qurasiyyu al-Sahmiyyu Abi> Ibra>him.
85

 Kuniyahnya Abu 

Ibrahim. Khali<fah bin Khaya>ti, Yahya bin Baki<r dan ‘Abdul Ba>qi’ bin Qa>ni’ berkata 

bahwa ‘Amri bin Syu’aib wafat pada tahun 118 di Ta’if.
86

 Abu H{a>tim berkata bahwa 
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Abu Muh{ammad ‘Abd al-Rah{man bin Muh{ammad bin Idri<s bin al-Munz\ir al-Tami<mi, al-

Jarh wa Al-Ta’di<l, Juz III, h. 52. 

82
Mugalt{i< bin Qilij bin Abdullah al-Bakjari< al-Masri al-H{akri> al-al-H{anafi>, al-Tarjim al-

Sa>qit{atu min Kita>bi ikma>l Tahz\i<ba al-Kama>l al-Muglat{a>y, Juz I, h. 144. 

83
Syam al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ahmad bin Us \ma>n bin Qaima>z al-Z{ahabi<, Sayr 

A’lam al-Nubala>’, Juz VI, h. 345  

84
Syam al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ahmad bin Us \ma>n bin Qaima>z al-Z{ahabi<, Si<r 

I’lam al-Nubala>, Juz VI, h. 345. 

85
Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< asma>ial-Rija>l, Juz II, h. 64 

86
Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< asma>ial-Rija>l, Juz XXII, h. 72. 
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‘Amru bin Syu’aib tinggal di mekkah dan dia pergi ke t}a>if.
87

 Jabir bin Baka>r dan 

Muh{ammad bin Sa’ad brkata, ibunya adalah H{abi<bah binti Murrah bin ‘Amr bin 

‘Abdullah.
88

 

Ah{mad bin ‘Abdilla>h al-Ajli dan al-Nasa>i< berkata: s\iqah.89 S{adaqah bin al-

Fad{l berkata dari Yah{ya bin Sa’id al-Qat{t{a>n: jika perawi yang dapat dipercaya 

meriwayatkan darinya, maka dia dapat dipercaya sebagai bukti.
90

 Ish{a>k bin Mans{u>r 

berkata dari Yahya bin Ma’in bahwa ia menulis hadis, dan ‘Abba>s dan Mu’a>wiyah 

bin S{a>lih berkata dari Yahya bin Ma’in: ‘Amri bin Syu’aib s\iqah.91
 Al-Sa>ji< berkata: 

Ibnu Ma’i<n berkata huwa s\iqah fi nafsih.92 Abu> Ja’far Ah{mad bin Sa’id al-Darimi< 

berkata bahwa ‘Amri bin Syu’aib s\iqah, dan Al-Nasa’I berkata : laisa bihi ba’su.93 

Gurunya ialah Sa>lim, Sa’i<d Ibnu Abi< Sa’i<d al-Makbiri>, Sulaima>n bin Yusra>, 

Abi<hi Syu’aib bin Muh{ammad, T{a>wu>s Ibnu Kai<sa>n, ‘A>s{im bin Sufya>n bin Abdilla>h 

al-s{aqafi<, ‘Abdullah bin Abi< Naji<h{, ‘At{a’ bin Abi< raba>h, ‘Urwah bin Zubai<r, ‘Amru> 

bin al-Syari<d bin Saudi< al-S|aqafi, Muh{ammad bin Muslim bin Syiha>b al-Zuhri<, 

Harmi bin ‘Abdillah, al-Mugi<rah bin H{aki<m al-S{an’a>ni>, dan Muja>hid bin Jabir al-

Makki<.
94
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Abu> al-Fad{l Ah{mad bin ‘Ali< bin Muh{ammad bin Ah{mad bin H{ajar al-Asqala>ni<, Tahz\i<bu al-

Tahz\i<b, Juz VIII, h. 48. 

88
Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz XXII, h. 64. 

89
Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz XXII, h. 72. 

90
 Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i  al-Rija>l, Juz XXII, h. 67-

68. 

91
Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz XXII, h. 70. 

92
Mugallata{i< bin Qilij bin Abdullah al-Bakjari< al-Masri al-H{akri> al-al-H{anafi>, al-Tarjim al-

Sa>qit{atu min Kita>bi ikma>l Tahz\i<ba al-Kama>l al-Muglat{a>y, Juz, h. 189. 

93
Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz XXII, h. 72. 

94
Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz XXII, h. 65. 
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Muridnya ialah Ibra>hi<m bin Maisarh al-T{aif, Ish{a>k bin ‘Abdullah bin Abi 

Farwah, Ayyub al-sikhtaya>ni<, H{abi<b Mu’allim, al-Hakim bin ‘Utaibah, H{amma>d bin 

Abi< H{ami<d al-Madani<, H{usain al-Mu’allim, al-H{ajja>j bin Art{a>h, H{asan bin ‘At{iyah, 

Dau>d binAbi< H{indi, Raja>’ ibnu Abi< Salamah, Sa’id bin Abi Hala>l, Sulaima>n bin 

Sali<m al-Kana>ni< dan ‘A>s{im al-ah{wa>l.
95

  

f) T{a>wus 

Nama lengkapnya T{a>wus bin Kaisa>n al-Yama>ni< ‘Abd al-Rah{man al-

H{umai<ri.
96

 Ia mempunyai nama yakni Dzakhwan dan kuniyah-nya T{a>wus.
97

 

‘Abdullah bin Syauz \abin berkata: saya bersaksi T{a>wus dimakamkan di Makkah pada 

tahun 105.
98 Al-Wakidiyyu dan Hais\amu bin ‘Adiyyin, dan Yah{ya al-Qat{t{an dan 

yang lainnya berkata: T{a>wus wafat pada tahun 106,
99 Pada kitab Ibnu Jabir, ia wafat 

pada tahun 103
100

, dan kitab pada kitab al-s\iqat ia wafat pada tahun 104.
101

 

‘Ata>’ meriwayatkan dari Ibnu ‘Abba>s berkata: saya pikir T{a>wus adalah salah 

satu penghuni surga, Qais bin Sa’din berkata: dia (T{a>wus) seperti Ibnu Si<ri<n diantara 

orang-orang Basrah. Abdulrah{ma>n bin Abi< Bakrin al-Mulaikiyyu berkata: saya 
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Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz XXII, h. 64. 

96
Mugallata{i< bin Qilij bin Abdullah al-Bakjari< al-Masri al-H{akri> al-al-H{anafi>, Ikma>l Tahz<ib 

al-Kamal fi> asma>I al-Rija>l, Juz VII, h. 52. 

97
Syaikh Ahmad Farid, Min A’lam As-Salaf, terj. Masturi Irham dan Asamu’i Taman, 60 

Biografi Ulama Salaf, h. 103. 

98
Syam al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ahmad bin Us \ma>n bin Qaima>z al-Z{ahabi<, 

Ta>rikh al-Isla>m wa Wafiya>t al-Masya>hi<r wa al-A’la>m, Juz III, h. 65. 

99
Syam al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ahmad bin Us \ma>n bin Qaima>z al-Z{ahabi<, 

Ta>rikh al-Isla>m wa Wafiya>t al-Masya>hi<r wa al-A’la>m, Juz III, h. 68. 

100
Mugallat{ai< bin Qilij bin Abdullah al-Bakjari< al-Masri al-H{akri> al-al-H{anafi>, Ikma>l Tahz<ib 

al-Kamal fi> Asma>i al-Rija>l, Juz VII, h. 54.\ 

101
Mugalt{i< bin Qilij bin Abdullah al-Bakjari< al-Masri al-H{akri> al-al-H{anafi>, Ikma>l Tahz<ib al-

Kamal fi> Asma>i al-Rija>l, Juz VII, h. 54. 
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melihat diantara mata T{a>wus terdapat tanda bekas sujud.
102

 ‘Amru> bin Di<nar berkata 

saya belum pernah melihat orang seperti T{a>wus.
103

  

Ibnu Syihab Berkata, jika kamu melihat dari seorang T{awu>s, maka kamu 

akan mengetahui bahwa ia bukan seorang pendusta.
104

 ‘Imra>n bin ‘I<sa berkata min 

s\iqah T{a>wus. Al-Zuhri< berkata: saya melihat T{a>wus tidak pernah berbohong.
105

 Dari 

yah{ya bin Sala>m dari qata>dah berkata: ulama fiqih dari penduduk yaman yakni 

T{a>wus, ia berasal dari Persia. ‘Ali> bin al-Madiniy berkata, Tidak ada di antara 

sahabat Abdullah yang lebih mulia dari Sa’i<d, Jabi<r, ‘Ikrimah, ‘Ataa, T{a>wus dan 

Mujahid. ‘Amru> bin Di<nar berkata saya belum pernah melihat orang yang lebih 

pemaaf atas apa yang ada di tangan manusia selain T{a>wus. Khusaifa berkata T{a>wus 

mengajarkan tentang apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan.
106

 

Gurunya adalah Abi< Hurairah, ‘Aisyah, Ibnu ‘Abbas, Ziyad bin S \abit, Ziyad 

bin Arqam, Jabir, dan Ibnu Umar.
107

 

Muridnya adalah Muja>hid,H{abi<b bin Abi< S|a>bit, Zuhri>, Abu> Zabi>r, ‘Amru bin 

Syu’aib, dan ‘Amru bin Di<nar.
108
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Syam al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ahmad bin Us \ma>n bin Qaima>z al-Z{ahabi<, 

Ta>rikh al-Isla>m wa Wafiya>t al-Masya>hi<r wa al-A’la>m, Juz III, h. 65. 

103
Syam al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ahmad bin Us \ma>n bin Qaima>z al-Z{ahabi<, 

Taz\kirat al-H{uffa>z{, Juz I (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1998 M), h. 69  

104
Syaikh Ahmad Farid, Min A’lam As-Salaf (60 Biografi Ulama Salaf) terj. Masturi Irham 

dan Asamu’i Taman, h. 103. 

105
Mugallat{ai< bin Qilij bin Abdullah al-Bakjari< al-Masri al-H{akri> al-al-H{anafi>, Ikma>l Tahz<ib 

al-Kamal fi> Asma>i al-Rija>l, Juz VII, h. 53. 

106
Mugallata{i< bin Qilij bin Abdullah al-Bakjari< al-Masri al-H{akri> al-al-H{anafi>, Ikma>l Tahz<ib 

al-Kamal fi> Asma>i al-Rija>l, Juz VII, h. 54. 

107
Ah{mad bin ‘Abdullah bin Abi al-Khair bin ‘Abd al-‘Ali<n al-Khazraji< al-ans{a>ri< al-Sa’id al-

Yamani<, Khulas{atTahz\i<b al-Kamal fi< Asma>’al-Rija>l, Juz I (Cet. V; Beirut: Da>r al-Bisya>ir, 1416 H), h. 

181. 
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g) Ibnu Umar 

Nama lengkapnya ialah Abdullah ibn Umar al-Khatthab ibn Nufail al-Quraisy 

al-Adawi Abu Abd ar-Rahman al-Makki.
109

 Ibnu Zubair berkata, Abdullah berhijrah 

pada usia 10 tahun dan wafat pada usia 73 tahun. Malik berkata bahwa Abdullah 

memberi fatwa selama 60 tahun. Ibnu Said berkata bahwa Abdullah meninggal pada 

tahun 74 H. Ibnu al-Musayyab berkata bahwa ia meninggal pada suatu hari ketika di 

bumi ini, tidak ada yang paling mencintai pertemuan dengan Allah karena amalnya, 

selain dirinya.
110

  

Ibnu Umar merupakan orang yang berwawasan luas, teguh pendirian, rendah 

hati, saleh, dermawan, tekun beribadah dan bersungguh-sungguh dalam meneladani 

Rasulullah SAW. hal itu yang membuat Ibnu Umar memiliki kepribadian yang 

istimewa berkat didikan dari ayahnya, yakni Umar bin Khattab yang penuh dengan 

ajaran dengan kebaikan. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul 

mempermantap kesetiaan kepada keduanya, sebagaimana kesetiaan yang Umar bin 

Khattab juga lakukan.
111

 

Ibnu Umar merupakan salah satu yang paling awal memasuki islam, yaitu 

sejak usia 10 tahun dan berhijrah bersama ayahnya. Namun masih di anggap kanak-

kanak untuk bisa ikut pada perang uhud. Namun ketika menginjak usia ke-15, ia pun 

menyaksikan perang khandaq.
112

 

                                                                                                                                                                      
108

Ah{mad bin ‘Abdullah bin Abi al-Khair bin ‘Abd al-‘Ali<n al-Khazraji< al-ans{a>ri< al-Sa’id al-

Yamani<, Khulas{atTahz\i<b al-Kamal fi< Asma>’al-Rija>l, Juz I, h. 181. 

109
Badri Khaeruman, Ulum Al-Hadis, h. 227. 

110
Abu> al-Fad{l Ah{mad bin ‘Ali< bin Muh{ammad bin Ah{mad bin H{ajar al-Asqala>ni<, Tahz\i<bu 

al-Tahz\i<b, Juz V, h. 330. 

111
Ibnu Ahmad ‘Alimi, Tokoh dan Ulama Hadis, h. 40. 

112
Badri Khaeruman, Ulum Al-Hadis, h. 227. 
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Hafsah berkata, aku telah mendengar Rasulullah berkata bahwa Abdullah itu 

orang yang saleh. Jabir berkata bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang aku 

ketahui tentang dunia melainkan ia cenderung kepadanya, kecuali Ibnu Umar. 

Menurut Ibnu Mas’ud bahwa Abdullah Ibnu Umar adalah seorang pemuda quraisy 

yang dapat mengendalikan dirinya dari tipu daya dunia. Ibnu Yunus berkata bahwa 

ibnu Umar menghadiri penaklukan mesir.
113

 

Al-Zuhri berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyamai  

pemikiran Ibnu Umar. Abu Nu’aim al-Hafiz berkata bahwa Ibnu Umar telah 

memberikan kekuatan ketika berijtihad, beribadah, harta dan pengetahuan tentang 

akhirat. Ia tidak meninggal hingga setelah memerdekakan hamba sahaya sekitar 

1.000 lebih dan ia meninggal setelah ia melaksanakan haji.
114

  

Ibnu Umar meriwayatkan hadis mendekati jumlah yang diriwayatkan oleh 

Abu Hurairah, yakni sebanyak 2.630 hadis. Ia salah seorang al-Ubadalah, yaitu 

sebutan bagi yang dipanggil Abdullah yang empat yang mahsyur fatwanya. Mereka 

adalah Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibn Amr bin al-‘Ash, dan Abdullah bin 

Zubair.
115

  

Adapun guru dari Ibnu Umar adalah Rasulullah SAW, Ra>fi’ bin Khadija, 

‘A<mir bin Rabi<’ah, Abu Bakar, Us \man bin ‘Affan, Ali, Sa’id, Bilal, Zaid ibn S|abit, 

Suhaib, Ibnu Mas’ud, ‘Aisyah, dan lainnya.
116
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Abu> al-Fad{l Ah{mad bin ‘Ali< bin Muh{ammad bin Ah{mad bin H{ajar al-Asqala>ni<, Tahz\i<bu 

al-Tahz\i<b, Juz V, h. 330. 

114
Abu> al-Fad{l Ah{mad bin ‘Ali< bin Muh{ammad bin Ah{mad bin H{ajar al-Asqala>ni<, Tahz\i<bu 

al-Tahz\i<b, Juz V, h. 330. 

115
Badri Khaeruman, Ulum Al-Hadis, h. 228. 

116
Badri Khaeruman, Ulum Al-Hadis, h. 227. 
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Adapun murid Ibnu Umar adalah Anas bin Si<ri<n, Basri bin Sa’id al-Madani<, 

S|abit bin Aslam al-Bana>ni<, Ja>mi’ bin ‘Umar al-Taimiyya, Junaid, H{abi<b bin Abi< 

S|abit, al-H{asan bin Abi< al-H{asan al-Bas{ri, al-H{a>rbin al-T{aya>h{, T{a>wus bin Kaisa>n, al-

T{ufail bin Abi< Ka’ab, ‘A<mir bin Sa’ad bin Abi Waqqa>s, Salim bin Abi al-Ja’id, 

Sa’id bin ‘Ubaidah, Sa’id bin A<mir, Sa’id bin H{asa>n, dan H{ami<d bin ‘Abd al-

Rah{man bin ‘Auf dan lainnya.
117

  

Setelah mengamati sanad yang menjadi objek penelitian kritik sanad dan 

didapatkan pula keterangan-keterangan yang berkaitan dengan sanad yang diteliti, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa sanad yang menjadi objek penelitian telah 

memenuhi  kaedah keshahihan sanad hadis, yakni sebagai berikut: 

a) Ittisa>l al-sanad atau sanad bersambung, dimulai dari periwayat pertama 

yakni Ibnu Umar hingga ke periwayat terakhir yakni Tirmiz\i, dapat 

disimpulkan bersambung sanadnya. Hal tersebut dapat disimpulkan karena 

telah terpenuhi syarat ketersambungan sanad, yakni adanya hubungan 

guru dan murid, hidup sezaman, berdomisili di daerah yang sama. 

b) Periwatan ‘adil yakni periwayat pada sanad yang diteliti sebagai 

periwayat menjaga muru’ah, wara’dan lisannya. 

c) Periwayatan al-dhabit, bahwa periwayat pada hadis yang diteliti 

mendapatkan penilaian positif, seperti dengan menggunakan kata s\iqah, 

laisa bihi ba’su, h{afiz \, sadu>q, dan lain-lain. 

Melihat kriteria sanad berdasarkan kaedah keshahihan sanad telah terpenuhi, 

maka sanad pada hadis yang diteliti berstatus s}ah}ih}, maka tahap selanjutnya dalam 

penelitian ini yakni kritik matan.  
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Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}mah bin Yusuf, Tahz{i<b al-Kama>l fi< Asma>i al-Rija>l, Juz XV, h. 332. 
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2. Kritik Matan 

Penelitian kritik matan hadis ditinjau dari kaidah mayor kesahihan matan 

hadis yakni terhindar dari syuz\u>z\ dan terhindar dari ‘illah. Adapaun kaidah minor 

keshahihan matan hadis dari ‘illah yakni idra>j (sisipan), inqila>b (pembalikan lafal), 

Ziya>dah (tambahan), musahhaf (perubahan titik pada huruf) dan muharraf 

(perubahan baris), nuqs}an (pengurangan lafal), id{tirab (terdapat pertentangan yang 

tidak dapat dikompromikan), dan tagyi<r (mengganti kata). Kaidah  minor keshahihan 

matan dari syuz\u>z\ yakni tidak bertentangan dengan al-qur’an, tidak bertentangan 

dengan h{adis\ yang lebih shah{ih{, tidak bertentangan dengan fakta sejarah, dan tidak 

bertentangan dengan akal sehat. 

Langkah selanjutnya untuk memudahkan dalam mengetahui ‘illah pada 

matan hadis yang diteliti dengan menggunakan kaidah minor keshahihan matan dari 

‘illah, maka peneliti memaparkan penggalan-penggalan matan hadis pada setiap 

riwayat. 

a) S{unan al-Tirmiz\i 

 مَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي العَطِيَّةَ  .1

 ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا كَالكَلْبِ 
ٛٔٔأَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فَ رَجَعَ فِ قَ يْئِوِ 

 

لُّ للِرَّجُلِ أَنْ يُ عْطِيَ عَطِيَّةً  .2  لَا يََِ

 ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، 
 وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي العَطِيَّةَ 

 ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الكَلْبِ 
ٜٔٔأَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ 
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 Muh}ammad bin ‘I<sa bin Saurah bin Mu>sa bin al-D{ah}a>k al-Tirmiz\i Abu> ‘I<sa, Sunan al-

Tirmiz\i, Juz IV, h. 441. 
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b) S{unan Nasa>’i 

لُّ لِرَجُلٍ يُ عْطِي عَطِيَّةً  .1  لَا يََِ

 ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، 
 وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي عَطِيَّةً 

 ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَاكَمَثَلِ الْكَلْبِ 
ٕٓٔأَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ 

 

لُّ لِأَ  .2  حَدٍ أَنْ يُ عْطِيَ الْعَطِيَّةَ لَا يََِ

 فَ يَ رْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، 
 وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي الْعَطِيَّةَ 

 فَ يَ رْجِعُ فِيهَا، كَالْكَلْبِ 
ٕٔٔيََْكُلُ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فَ رَجَعَ فِ قَ يْئِوِ 

 

c) S{unan Ibnu Ma>jah 

لُّ للِرَّجُلِ أَنْ يُ عْطِيَ الْعَطِيَّةَ  .1  لَا يََِ

ٕٕٔثَُُّ يَ رْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ 
 

 إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَ عُودُ فِ عَطِيَّتِوِ،  .2

 كَمَثَلِ الْكَلْبِ 
ٖٕٔأَكَلَ، حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ، ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ، فَأَكَلَوُ 

 

d) S{unan Abu Da>ud 

لُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُ عْطِيَ عَطِيَّةً  .1  لَا يََِ
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 Muh}ammad bin ‘I<sa bin Saurah bin Mu>sa bin al-D{ah}a>k al-Tirmiz\i Abu> ‘I<sa, Sunan al-

Tirmiz\i, Juz IV, h. 442. 

120
Abu> ‘Abd al-Rah{man Ah{mad bin Syu’aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>n al-Nasa>i<, al-Sunan al-S{ogi>r 

Nasa>i, Juz II, h. 265. 

121
Abu> ‘Abd al-Rah{man Ah{mad bin Syu’aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>n al-Nasa>i<, al-Sunan al-S{ogi>r 

Nasa>i, Juz VI, h. 267. 

122
Ibnu Ma>jah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz II, h. 795. 

123
Ibnu Ma>jah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz II, h. 797. 
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 أوَْ يَ هَبَ ىِبَةً فَ يَ رْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، 
 وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي الْعَطِيَّةَ، 

 ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ 
ٕٗٔقاَءَ، ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ يََْكُلُ فإَِذَا شَبِعَ 

 

e) Musnad Ahmad bin Hanbal. 

لُّ للِرَّجُلِ أَنْ يُ عْطِيَ الْعَطِيَّةَ،  .1  لَا يََِ

 فَ يَ رْجِعَ فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، 
 وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي الْعَطِيَّةَ، 

 فَ يَ رْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ 
ٕ٘ٔحَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ، ثَُُّ رَجَعَ فِ قَ يْئِوِ  أَكَلَ 

 

لُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُ عْطِيَ الْعَطِيَّةَ  .2  لَا يََِ

 فَ يَ رْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، 
 وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي الْعَطِيَّةَ 

 كَمَثَلِ الْكَلْبِ ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا،  
ٕٙٔحَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ رَجَعَ فِ قَ يْئِوِ أَكَلَ 

 

لُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُ عْطِيَ الْعَطِيَّةَ  .3  لَا يََِ

 ثَُُّ يَ رْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، 
 وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي الْعَطِيَّةَ 

 كَمَثَلِ الْكَلْبِ ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا،  
ٕٚٔحَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فِيوِ  أَكَلَ 
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Abu> Da>ud Sulaima>n bin al-Asy’as\ bin Isha>k bin Basyi<r bin Syadda>d bin ‘Amru> bin al-Azdi> 

al-Sijista>ni<, Sunan Abi< Da>ud, Juz III, h. 291. 

125
Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin Hala>l bin Asdi al-Syaiba>ni, Musnad 

al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz IV, h. 26. 

126
Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin Hala>l bin Asdi al-Syaiba>ni, Musnad 

al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal,  Juz VIII, h. 427-428. 
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 مَثَلُ الَّذِي يَ عُودُ فِ ىِبَتِوِ  .4

 كَمَثَلِ الْكَلْبِ 
ٕٛٔأَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ، ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ فأََكَلَوُ 

 

 مَثَلُ الَّذِي يَ عُودُ فِ ىِبَتِوِ،  .5

 مَثَلُ الْكَلْبِ، 
 ٜٕٔعَادَ فِ قَ يْئِوِ  إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ 

 مَثَلُ الَّذِي يَ عُودُ فِ عَطِيَّتِوِ،  .6

 كَمَثَلِ الْكَلْبِ 
 ٖٓٔثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ فأََكَلَوُ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ، يََْكُلُ، 

Setelah memaparkan penggalan-penggalan matan hadis dari 13 jalur, maka 

ditemukan perbedaan lafal dari tiap-tiap lafal, diantaranya: 

1) Kalimat  ًلُّ للِرَّجُلِ أَنْ يُ عْطِيَ عَطِيَّة  digunakan pada awal matan Tirmiz\i hadis لَا يََِ

nomor 2; Ibnu Ma>jah hadis nomor 1; Abu Da>ud hadis nomor 1; Ah{mad bin 

H{ambal hadis nomor 1, 2, 3. Perbedaan pada Nasa’i hadis nomor 2 kata  ِللِرَّجُل 
diganti dengan kata  ٍلِأَحَد. Pada Nasa’i hadis nomor 1 tidak menggunakan 

kata  ْأَن menjadi  ًلُّ لِرَجُلٍ يُ عْطِي عَطِيَّة  .لَا يََِ

2) Kalimat  يُ عْطِي وَلَدَهُ ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا  pada Tirmiz\i hadis nomor 2; Nasa’i 

hadis nomor 1, Ibnu Ma>jah riwayat 1; Ah{mad bin H{ambal hadis nomor 3. 

Namun terdapat beberapa perbedaan: 
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Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin Hala>l bin Asdi al-Syaiba>ni, Musnad 

al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz IX, h. 355. 

128
Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin Hala>l bin Asdi al-Syaiba>ni, Musnad 

al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal,  Juz XVI, h. 246.  

129
Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin Hala>l bin Asdi al-Syaiba>ni, Musnad 

al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz XV, h. 340-341. 

130
Abu> ‘Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin Hala>l bin Asdi al-Syaiba>ni, Musnad 

al-Ima>m Ah{mad bin H{anbal, Juz XII, h. 493. 
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- terdapat kalimat tidak menggunakan kata  َُُّث dan kata  ُيَ رْجِع ditambah   ف 

menjadi  َفَ يَ رْجِع, maka kalimatnya adalah  ُفَ يَ رْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَه 
terdapat pada Nasa’i hadis nomor 2, Ah{mad bin H{ambal hadis nomor 1 

dan 2. 

- jika sebelumnya menggunakan kalimat  وَلَدَهُ ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي , 

tapi pada Abu Da>ud hadis nomor 1 tidak menggunakan kata  َُُّث, kata  ُيَ رْجِع 
ditambah ف menjadi  َفَ يَ رْجِع, menggunakan tambahan  ًأوَْ يَ هَبَ ىِبَة. Jadi 

kalimatnya adalah  وَلَدَهُ أوَْ يَ هَبَ ىِبَةً فَ يَ رْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي . 
3) Kalimat  َمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي العَطِيَّة digunakan sebagai awal matan pada Tirmiz\i 

hadis nomor 1.  

- Pada Ah}mad bin H}anbal hadis nomor 6, kata يُ عْطِي diganti dengan  ُيَ عُود, 
maka kalimatnya menjadi  ِمَثَلُ الَّذِي يَ عُودُ فِ عَطِيَّتِو.  

- Kalimat  ِإِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَ عُودُ فِ عَطِيَّتِو digunakan pada awal matan dari Ibnu 

Ma>jah hadis nomor 2, namun tidak ada kata  َّإِن dan kata  ِعَطِيَّتِو diganti 

dengan kata  ِىِبَتِو pada matan Ah{mad bin H{anbal hadis nomor 4 dan 5 jadi 

kalimatnya adalah  ِمَثَلُ الَّذِي يَ عُودُ فِ ىِبَتِو. 

- Adapaun kalimat yang menggunakan tambahan kata و yakni  وَمَثَلُ الَّذِي
 yang terletak pada pertengahan matan terdapat pada Tirmiz\i يُ عْطِي العَطِيَّةَ 

hadis nomor 2; Nasa’i hadis nomor 1 dan 2; Abu Da>ud riwayat 1; Ah{mad 

bin H{ambal hadis nomor  1, 2, dan 3.  

4) Kalimat  ِثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا كَالكَلْب terdapat pada Tirmiz\i hadis nomor 1, dan 

terdapat perbedaan karna menambahkan kata  ِكَمَثَل dan kata  ِكَالكَلْب 

dihilangkan huruf  َك menjadi  ِالكَلْب, maka kalimatnya adalah  ِثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا كَمَثَل
 terdapat pada Tirmiz\i hadis nomor 2; Nasa’i hadis nomor 1; Abu Daud الكَلْبِ 

hadis nomor 1. Namun terdapat perbedaan: 
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- Terdapat penambahan tanda koma, yakni  َُُّيَ رْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ  ث  
terdapat pada Ah{mad bin H{ambal hadis nomor 2 dan 3. 

- Jika sebelumnya hanya berbeda tanda koma, namun terdapat perbedaan 

kata, yakni  ِفَ يَ رْجِعُ فِيهَا، كَالْكَلْب terdapat pada Nasa’i hadis nomor 2, 

terdapat tambahan kata  ِكَمَثَل, maka kalimatnya  ِفَ يَ رْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْب 
terdapat pada Ah{mad bin H{ambal hadis nomor 1. 

- Adapun yang hanya menyebut  ِكَمَثَلِ الْكَلْب terdapat pada Ibnu Ma>jah 

hadis nomor 2; Ah{mad bin H{anbal hadis nomor 4, dan kata  ِكَمَثَل 

dihilangkan huruf   َك jadi kalimatnya adalah  ِمَثَلُ الْكَلْب terdapat pada 

Ah{mad bin H{anbal hadis nomor 5 dan 6.  

5) Kalimat  ِأَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِو terdapat pada Tirmiz\i hadis nomor 2; 

Nasa’i hadis nomor 1. Namun memiliki perbedaan pada riwayat lain: 

- Pada Abu Da>ud hadis nomor 1, kata  َأَكَل ditambah huruf ي menjadi  ُيََْكُل, 

kata  ََّّحَت dihilangkan, dan kata إِذَا ditambah huruf ف menjadi فإَِذَا. Jadi 

kalimatnya adalah  َقاَءَ، ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ يََْكُلُ فإَِذَا شَبِع .  

- Pada Ah}mad bin H{anbal hadis nomor 6, kata  َأَكَل ditambah huruf ي 

menjadi  ُيََْكُل, kata  ََّّحَت dihilangkan, namun terdapat penambahan kata 

ادَ فِ قَ يْئِوِ فأََكَلَوُ ثَُُّ عَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ، يََْكُلُ،  jadi kalimatnya adalah, فأََكَلَوُ  . 

- Adapaun pada Ah{mad bin H{ambal hadis nomor 3, mengurangi kata  ِقَ يْئ 
dan lansung menyebut  ِفِيو, jadi kalimatnya  ِأَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فِيو. 

- Perbedaan dari Ibnu Ma>jah hadis nomor 2 dan Ah{mad bin H{anbal hadis 

nomor 4, yakni akhir kalimat terdapat tambahan kata  ُفأََكَلَو. jadi 

kalimatnya adalah  ُأَكَلَ، حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ، ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ، فأََكَلَو. 
- Pada Ah{mad bin H{anbal hadis nomor 1 dan 2, kata  َعَاد diganti dengan 

kata  َرَجَع, jadi kalimatnya  ِأَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ، ثَُُّ رَجَعَ فِ قَ يْئِو. 
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- Pada Tirmiz\i hadis nomor 1 ditambah kata  َفَ رَجَع, jadi kalimatnya  ََّّأَكَلَ حَت
 .إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فَ رَجَعَ فِ قَ يْئِوِ 

- Pada Nasa’i hadis nomor 2 ditambah huruf ي pada kata  َأَكَل, dikurangi 

kata  َُُّث ,dan ditambah kata  َفَ رَجَع, jadi kalimatnya  َيََْكُلُ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَاد
 .فَ رَجَعَ فِ قَ يْئِوِ 

- Pada Ah{mad bin H{anbal hadis nomor 5 mengurangi kata  ََّّأَكَلَ حَت, jadi 

kalimatnya adalah  ِإِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِو. 
Setelah mengamati 13 matan hadis, maka peneliti mengamati matan hadis 

yang sering digunakan dalam meriwayatkan hadis untuk memudahkan peneliti dalam 

melakukan perbandingan yang terkandung pada tiap matan hadis. Maka peneliti 

memperkirakan bahwa lafal asli yang diucapkan Rasulullah Saw. pada riwayat 

Tirmiz\i hadis ke 2.   

لُّ للِرَّجُلِ أَنْ يُ عْطِيَ عَطِيَّةً ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ  الَّذِي يُ عْطِي العَطِيَّةَ ثَُُّ  لَا يََِ
 يَ رْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ 

Dapat disimpulkan bahwa 13 hadis diatas termasuk riwa>yah bi al-ma’na>. 

langkah selanjutnya untuk mengetahui bahwa matan hadis yang diteliti memenuhi 

kaidah ke-sah}ih}-an matan, maka perlu memerhatikan kaidah, yakni terdiri kaidah 

mayor dan minor. Kaidah mayor penelitian hadis terdiri dari dua, yakni terhindar 

dari syuz\u>z\ dan ‘illah, dan memiliki kaidah minor masing-masing, yakni sebagai 

berikut. 

1) Kaidah minor terhindar dari ‘illah  

a) Idra>j (sisipan), pada semua jalur hadis yang diteliti tidak ditemukan sisipan. 

b) Inqila>b (pembalikan lafal), pada semua jalur hadis yang diteliti tidak 

ditemukan pembalikan lafal. 

c) Ziya>dah (tambahan), terjadi penambahan pada:  
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- Penambahan huruf ك pada kata  ِالكَلْب jadi  ِكَالكَلْب, terdapat pada Tirmiz\i 

hadis nomor 1, Nasa’i nomor hadis 2.  

- Penambahan kata  َفَ رَجَع di akhir matan terdapat pada Tirmiz\i hadis nomor 

1, Nasa’i nomor hadis 2.  

- Penambahan huruf ف pada  kata  ُيَ رْجِع jadi  ُفَ يَ رْجِع, terdapat pada Nasa’i 

hadis nomor 2, Abu Da>ud hadis Nomor 1, Ah{mad bin H{anbal hadis 

nomor 1, 2. 

- Tambahan kata  َّإِن pada awal matan terdapat pada Ibnu Ma>jah hadis 

nomor 2. 

- Tambahan kalimat  ًأوَْ يَ هَبَ ىِبَة pada Abu Da>ud hadis nomor 1. 

- Tambahan huruf  pada kata menjadi فإَِذَا, terdapat pada Abu Da>ud hadis 

nomor 1. 

- Tambahan kata  ُفأََكَلَو pada akhir matan terdapat pada Ibnu Ma>jah hadis 

nomor 2, Ah}mad bin H}anbal hadis nomor 4 dan 6. 

d) Musahhaf (perubahan titik pada huruf) dan muharraf (perubahan baris).  

- Perubahan baris pada kata  ُفَ يَ رْجِع menjadi  َفَ يَ رْجِع, pada Nasai hadis nomor 2, 

Abu Da>ud hadis nomor 1, Ah{mad bin H{anbal hadis nomor 1, dan 2. 

- Perubahan baris pada kata  ُيَ رْجِع menjadi  َيَ رْجِع terdapat pada Ibnu Ma>jah 

hadis nomor 1, dan Ah}mad bin H{anbal hadis nomor 3. 

e) Nuqs}an (pengurangan lafal) 

- Mengurangi awal matan pada kalimat  ُلُّ للِرَّجُلِ أَنْ يُ عْطِيَ عَطِيَّةً ثَُُّ يَ رْجِع لَا يََِ
 terdapat pada Tirmiz\i hadis nomor 1, Ibnu ,فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ 

Ma>jah hadis nomor 2, Ah}mad bin H{anbal hadis nomor 4, 5 dan 6. 
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- Mengurangi akhir matan pada kalimat   وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي العَطِيَّةَ ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا
 terdapat pada Ibnu Ma>jah كَمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ 

hadis nomor 1. 

- Mengurangi kata  ِكَمَثَل terdapat Tirmiz\i hadis nomor 1 dan Nasa’i hadis 

nomor 2.  

- Mengurangi kata  َُُّث terdapat pada Nasa’i hadis nomor 2, Abu Da>ud hadis 

nomor 1, Ah}mad bin H{anbal hadis nomor 1 dan 2. 

- Mengurangi kata  ْأَن pada awal matan, terdapat pada Nasa’i hadis nomor 

1. 

- Mengurangi huruf ك pada kata  ِكَمَثَل menjadi  ُمَثَل, terdapat pada Ah{mad 

bin H{anbal hadis nomor 5. 

- Mengurangi kata  ََّّحَت pada Abu Da>ud hadis nomor 1.  

- Mengurangi kata  ََّّأَكَلَ حَت pada Ah}mad bin H{anbal hadis nomor 5. 

- Megurangi kata   ِقَ يْئ pada kata  ِفِ قَ يْئِو, dan lansung menyebut  ِفِيو terdapat 

pada Ah}mad bin H{anbal hadis nomor 3. 

f) Id{tirab (terdapat pertentangan yang tidak dapat dikompromikan), pada semua 

jalur hadis yang diteliti tidak ditemukan pertentangan yang tidak dapat 

dikompromikan. 

g) Tagyi<r (mengganti kata), ditemukan adalah: 

- Kata  ِللِرَّجُل diganti dengan kata  ٍلِأَحَد pada Nasa’i hadis nomor 2. 

- Kata يُ عْطِي diganti dengan kata  ُيَ عُود, terdapat pada Ibnu Ma>jah hadis 

nomor 1, Ah}mad bin H{anbal hadis nomor 4, 5, dan 6. 

- Kata  َعَاد diganti dengan kata  َرَجَع pada Ah}mad bin H{anbal hadis nomor 1 

dan 2.  
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- Mengganti kata  َكَلَ أ  menjadi  ُيََْكُل, terdapat pada Nasai hadis nomor 2, 

Abu Daud hadis nomor  1, dan Ah}mad bin H}anbal hadis nomor 6. 

- Kata   ًأَنْ يُ عْطِيَ عَطِيَّة diganti dengan  ِيَ عُودُ فِ ىِبَتِو pada Ah}mad bin H{anbal 

hadis nomor 4 dan 5. 

2) Kaidah minor terhindar dari syuz\u>z\ 

a) Tidak bertentangan dengan al-Qur’an  

Hadis yang teliti tidak bertentangan dengan al-Qur’an. Walaupun peneliti 

tidak menemukan ayat yang secara lansung menyebutkan tentang menarik 

pemberian, tetapi penulis masukkan ayat tentang mengungkit-ungkit suatu 

pemberian kepada orang lain. mengungkit-ungkit suatu pemberian saja sangat jelas 

dilarang di dalam al-Qur’an, apalagi jika pemberian tersebut diminta kembali. 

Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 262 dan 264. 

جۡ 
َ
ذهُمۡ أ ى ل ذّٗ

َ
ا وَلََٓ أ نفَقُواْ نَنّّٗ

َ
ِ ثُمذ لََ يتُۡبعُِونَ نَآ أ َٰلهَُمۡ فِِ سَبيِلِ ٱللَّذ نۡوَ

َ
ِينَ ينُفقُِونَ أ رهُُمۡ عِندَ ٱلَّذ

 رَبّهِِمۡ وَلََ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يََۡزَنوُنَ 

Terjemahnya:  

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak 
mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakitinya 
(perasaan penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada 
rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

131 

 
 
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
ا يٰٓا

َ
هٗ رِئَاءَۤ النَّاسِ وَل

َ
ذِيْ يُنْفِقُ مَال

َّ
ال
َ
ىۙ ك ذ 

َ
ا
ْ
ِ وَال

مَن 
ْ
مْ بِال

ُ
تِك وْا صَدَك 

ُ
ا تُبْطِل

َ
مَنُوْا ل

دً 
ْ
هٗ صَل

َ
 فَتَركَ

ٌ
صَابَهٗ وَابِل

َ
يْهِ تُرَابٌ فَا

َ
مَثَلِ صَفْوَانٍ عَل

َ
هٗ ك

ُ
خِرِِۗ فَمَثَل

 
ا
ْ
يَوْمِ ال

ْ
ِ وَال ا يُؤْمِنُ بِاللّٰه

َ
ا ِۗ ل

فِرِيْنَ يَلْدِرُوْ 
 
ك
ْ
لَوْمَ ال

ْ
ا يَهْدِى ال

َ
ُ ل سَبُوْا ِۗ وَاللّٰه

َ
ا ك ى شَيْءٍ مّ َِّ

 
 نَ عَل

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu 
dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang 
menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, dan dia tidak beriman 
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Kementerian Agama RI, al-Qur’an Cordoba, h. 44. 
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kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di 
atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu 
licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. 
Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.

132
 

Maka dari 2 ayat yang penulis paparkan, maka hadis yang membahas tentang 

menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang lain tidak terjadi 

pertentangan. 

b) Tidak bertentangan dengan h{adis\ yang lebih shah{ih{  

Hadis yang membahas tentang menarik kembali pemberian kepada orang 

lain, penulis hanya memaparkan 2 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim 

yang sangat terkenal dengan hadis-Nya yang s{ah}i>h} 

حدثنا مسلم بن إبراىيم، حدثنا وىيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيو، عن ابن عباس رضي الله عنهما، 
ٖٖٔ«العائد فِ ىبتو كالكلب يقيء ثُ يعود فِ قيئو»قال: قال النب صلى الله عليه وسلم: 

 

Artinya: 

Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Wuhaib telah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Thawus telah menceritakan kepada kami, dari 
bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya 
bagaikan anjing yang muntah lalu menelan kembali apa yang dimuntahkannya ke 
dalam mulutnya". (HR. Bukhari) 

ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ طاَوُ  ثَ نَا وُىَيْبٌ، حَدَّ ، حَدَّ ثَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْ راَىِيمَ، أَخْبَ رَنََ الْمَخْزُومِيُّ سٍ، عَنْ أبَيِوِ، عَنِ وحَدَّ
الْعَائدُِ فِ ىِبَتِوِ، كَالْكَلْبِ يقَِيءُ، ثَُُّ يَ عُودُ فِ »عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ابْنِ 

 ٖٗٔ«قَ يْئِوِ 
Artinya: 
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Kementerian Agama RI, al-Qur’an Cordoba, h. 44. 
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Muh}ammad bin isma>’i<l Abu> ‘Abdulla>h al-Bukha>ri< al-Ju’fi<, S}ah{i<h{ al-Bukha>ri<, Juz III, h. 

158. 
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Muslim bin al-H}ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi< al-Naisabu>ri<, Al-Musnad al-S{ah{i<h} al-

Mukhtas}ar Binaql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasululla>h S{allalla>hu ‘Alai>hi wa Salam, Juz III (Beirut: Da>r 

Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>), h. 1241. 
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Dan Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Al Mahzumi telah 
mengabarkan kepada kami, Wuhaib telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Thawus telah menceritakan kepada kami, dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang menarik 
kembali pemberiannya, seperti seekor anjing yang muntah dan memakan kembali 
muntahannya." (HR. Muslim) 

c) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Hadis yang penulis teliti tidak bertentangan dengan fakta sejarah. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayat oleh imam Bukhari. 

مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيو، قال: سمعت حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنَ 
عمر رضي الله عنه، يقول: حْلت على فرس فِ سبيل الله، فأضاعو الذي كان عنده، فأردت أن 

لا تشتري، ولا تعد فِ صدقتك، »أشتريو وظننت أنو يبيعو برخص، فسألت النب صلى الله عليه وسلم فقال: 
ٖ٘ٔ«صدقتو كالعائد فِ قيئو وإن أعطاكو بدرىم، فإن العائد فِ

 

Artinya: 

'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Malik bin Anas telah 
mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam dari bapaknya berkata; Aku 
mendengar 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu berkata,: "Aku memberi 
(sesorang) kuda yang aku biasa gunakan untuk berperang di jalan Allah lalu orang 
itu tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian aku berniat membelinya 
kembali karena aku menganggap membelinya lagi adalah suatu hal yang 
(diringankan) dibolehkan. Lalu aku tanyakan hal ini kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam, maka Beliau bersabda: "Jangan kamu membelinya dan 
jangan kamu mengambil kembali shadaqah (zakat) mu sekalipun orang itu 
menjualnya dengan harga satu dirham, karena orang yang mengambil kembali 
shadaqahnya seperti orang yang menjilat kembali ludahnya." (HR. Bukhari) 

d) Tidak bertentangan dengan akal sehat  

Hadis yang penulis teliti tidak bertentangan dengan akal sehat. Bahkan 

agama Islam melaknat kepada orang-orang yang menarik kembali pemberian yang 

telah diberikan kepada orang lain. Penggambaran kepada orang-orang yang menarik 

kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang lain seperti seekor anjing yang 
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muntah lalu memakan muntah itu lagi. Islam sangat keras menghujat yang 

menggambarkan pelaku sebagai anjing dan hal tersebut dilarang untuk dilakukan, 

walaupun pada jalur lain pada hadis yang penulis teliti ada yang menjelaskan bahwa 

terdapat pengeculian jika yang melakukan itu adalah orang tua kepada anaknya.
136

 

Hadis yang diteliti termasuk riwa>yah bi al-ma’na>. pada penelitian mengenai 

kaidah keshahihan matan yakni terhindar dari ‘illah  dan syuz\uz\, yakni 

- Kaidah minor terhindar dari‘illah, walaupun tidak terjadi idra>j, musahhaf, 

id{tirab, inqila>b, dan hadis yang diteliti terjadi ziya>dah, dan muharraf , 

nuqs}an, dan tagyi<r tapi hal tersebut tidak mengubah makna hadis tersebut 

dan dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut terhindar dari ‘illah. 

- Kaidah minor terhindar dari syuz\uz\, yakni tidak bertentangan dengan al-

Qur’an, tidak bertentangan dengan h{adis \ yang lebih shah{ih{, tidak 

bertentangan dengan fakta sejarah, dan tidak bertentangan dengan akal 

sehat. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut terhindar dari 

syuz\uz\. 

F. Kehujjahan Hadis 

Berdasarkan hasil penelitian pada hadis yang membahas tentang menarik 

pemberian kepada orang lain mengenai kualitas sanad dan matan hadis, penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1)  Hadis yang diteliti ditemukan 13 jalur periwayatan yang akan diteliti, lebih 

rincinya pada S{unan al-Tirmizi> 2 jalur periwayatan, S{unan Nasa>’i< 2 jalur 

periwayatan, S{unan Ibnu Ma>jah 2 jalur periwayatan {, S{unan Abu Da>ud 1 
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jalur periwayatan dan Musnad Ahmad bin Hanbal 6 Jalur periwayatan. Dari 

13 riwayat, terdapat sya>hid karena 3 sahabat yang menerima hadis dari 

Rasulullah Saw, yakni Ibnu Umar, Ibnu ‘Abbas, dan Abu Huraurah. Adapun 

mutabi’ terdapat 2 orang pada tingkatan tabi’ tabi’in, yakni ‘Amri bin 

Syu’aib dan Khila>s. 

2) Jalur sanad pada hadis yang diteliti, kriteria sanad berdasarkan kaedah 

keshahihan sanad, yakni sanad bersambung, periwayat adil dan d}abit telah 

terpenuhi, maka sanad pada hadis yang diteliti berstatus s}ah}ih}. 

3) Hadis yang diteliti termasuk riwa>yah bi al-ma’na>. 

4) Dari segi lafal, walaupun terdapat perbedaan pada riwayat lain, tapi tidak 

mempengaruhi makna hadis yang membahas tentang menarik kembali barng 

pemberian yang telah diberikan kepada orang lain. Hadis yang diteliti 

mempunyai ayat yang cukup mendukung walaupun ayat tersebut hanya 

menjelaskan tentang larangan mengungkit-ungkit pemberian kepada orang 

lain. Mengungkit-ungkit saja dilarang oleh Allah Swt. apalagi jika pemberian 

tersebut diminta kembali. Hadis pendukung juga diriwayatkan oleh imam 

Bukhari dan Muslim yang memperkuat hadis yang penulis teliti.  

5) Dapat disimpulkan bahwa hadis tentang ‚menarik kembali barang 

pemberian‛ berkualitas s}ah}ih} dan dapat dijadikan sebagai hujjah. 
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BAB IV 

ANALISIS KANDUNGAN HADIS TENTANG MENARIK KEMBALI BARANG 

PEMBERIAN  

Hadis yang menjadi objek penelitian tentang menarik kembali barang 

pemberian terdapat pada riwayat Tirmiz\i. Adapun teks hadisnya , ialah sebagai 

berikut:  

كَتَّبُ، 
ُ

ثَ نَا حُسَيٌْْ الم ثَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ يوُسُفَ الَأزْرَقُ قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا أَحَْْدُ بْنُ مَنِيعٍ قاَلَ: حَدَّ عَنْ عَمْروِ حَدَّ
الَّذِي يُ عْطِي  مَثَلُ »بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاَوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

: وَفِ البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «العَطِيَّةَ ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا كَالكَلْبِ أَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فَ رَجَعَ فِ قَ يْئِوِ 
 ٔوَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ

Artinya: 

Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami ; Ishaq bin Yusuf Al 
Azraq telah menceritakan kepada kami ; Husain Al Mukattab telah menceritakan 
kepada kami  dari 'Amr bin Syu'aib dari Thawus dari Ibnu 'Umar bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "perumpaan orang yang 
memberikan suatu pemberian lalu mengambilnya kembali adalah seperti seekor 
anjing yang makan hingga kekenyangan dan memuntahkannya, lalu ia kembali 
memakannya." Abu Isa berkata; Hadis semakna juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas 
dan Abdullah bin Amru. (HR. Tirmizi) 

A. Teknik Interpretasi 

1. Interpretasi Tekstual 

Kata tekstual berasal dari kata teks diartikan sebagai buah wacana yang 

tertulis, dan merupakan kumpulan kata dari pengarang yang termuat dalam naskah.
2
 

Interpretasi tekstual ialah upaya dalam memahi matan hadis sesuai dengan teks 

matannya saja, baik matan tersebut diriwayatkan secara lafal atau matan yang 

                                                           

1
Muh}ammad bin ‘I<sa bin Saurah bin Mu>sa bin al-D{ah}a>k al-Tirmiz\i Abu> ‘I<sa, Sunan al-
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2
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diriwayatkan secara makna. Teknik interpretasi diatas lebih fokus pada teks 

matannya saja tanpa mempertimbangkan asbab al-wurud dan dalil yang berkaitan 

dengannya.
3
 Oleh karena itu, dalam memahami secara tektual dari hadis yang 

membahas tentang menarik kembali barang pemberian, dapat digunakan dua aspek, 

yakni aspek kosa kata atau mufradat dan aspek kandungan hadis tentang menarik 

kembali barang pemberian tanpa perlu mengaitkan dengan dalil-dalil lain yang 

berkaitan. 

a) Syarah Mufradat atau kosa kata 

(ams\a>lun) امَْثاَلٌ  perumpamaan, jamaknya =مَثَلُ  -
4
 

 memberikan suatu pemberian. Berasal dari akar kata beri, yaitu =يُ عْطِي العَطِيَّةَ  -

 merupakan fiil mudhari atau kata kerja, sedangkan يُ عْطِي Kata 5.اعَْطَى

objeknya adalah  َالعَطِيَّة, mencakup segala hal yang melakukan suatu 

pemberian kepada orang lain secara universal/umum.
6
 Kata العطية atau 

memberi digunakan dalam al-Qur’an sebanyak 14 kali dalam berbagai 

bentuk, yakni fi’il ma>d}i, fi’il mud}a>ri, dan isim. Terdapat 9 kali menggunakan 

dalam bentuk fi’il ma>d}i dan fi’il mud}a>ri, dan 5 kali dalam bentuk isim.
7
 

- Kata  ُيَ رْجِع merupakan bentuk fiil mudari dari kata  َرَجَع yang berarti kembali.
8
 

                                                           
3
Arifuddin Ahmad. Metodologi Pemahaman Hadis, h. 19 

4
Adib Bisri dan Munawwir AF, Kamus al-Bisyri<, h. 392. 

5
Adib Bisri dan Munawwir AF, Kamus al-Bisyri<, h. 31. 

6
Abdul Gaffar, ‘Atiyyah dalam Perspektif Hadis Nabi, h. 11. 

7
Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m (al-

Qa>hirah: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1364 H.), h. 464.   

8
Adib Bisri dan Munawwir AF, Kamus al-Bisyri<, h. 140. 
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 dari segi bahasa ia berarti hewan yang ,(kila>bun) كِلََبٌ  jamaknya الكَلْبِ  -

menggongong atau anjing, dan disebutkan dalam al-Quran sebanyak lima 

kali.
9
 

.yang berarti makan يََْكُلُ  fiil mudari-nya ,أَكَلَ  -
10

 

.artinya hingga حَتََّّ  -
11

 

.yang berarti kenyang يَشْبَعُ  fiil mudari-nya شَبِعَ  -
12

 

يَ تَ قَيَّأُ -تَ قَيَّأَ  yang berarti muntahan. Fiil mudari-nya قَيْءٌ  berasal dari kata قاَءَ  -  yang 

artinya memuntahkan.
13

 

b) Kandungan hadis 

Hadis di atas menegaskan bahwa orang yang mengambil kembali sesuatu 

yang telah diberikan kepada orang lain disamakan dengan seekor anjing yang 

muntah, lalu memakan kembali muntah tersebut. Ini gambaran bahwa islam sangat 

melarang melakukan hal tersebut. Memberi merupakan merupakan simbol dari 

kerukunan sosial, disamping hal tersebut dapat mempererat tali silaturahmi, dan 

juga dapat menjadi sebuah pertolongan bagi orang-orang yang memang 

membutuhkannya.
14

  

Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan 

orang lain. jika telah memberi sesuatu kepada orang lain, lalu mengambil kembali 

                                                           
9
Zulkifili Haji Mohd Yusoff, Kamus Al-Qur’an Rujukan Lengkap Kosa Kata dalam Al-

Qur’an (Malaysia: PTS, t.th.), h. 533. 

10
Adib Bisri dan Munawwir AF, Kamus al-Bisyri<, h. 201. 

11
Adib Bisri dan Munawwir AF, Kamus al-Bisyri<, h. 98. 

12
Adib Bisri dan Munawwir AF, Kamus al-Bisyri<, h. 143. 

13
Adib Bisri dan Munawwir AF, Kamus al-Bisyri<, h. 219. 

14
Abu rizal Fadli dan Mochamad Samsukadi, ‚Hibah Perspektif Hadis dan Interpretasi 

Hakim Pengadilan Agama tentang Hibah yang Dapat Ditarik Kembali‛, Al-Yasini 4, no. 2 (2019): h. 

134. 
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pemberian tersebut, maka akan mempengaruhi hubungan sosial antar keduanya. 

Hadis tersebut secara tekstual sangat jelas menyebutkan bahwa orang yang 

melakukan penarikan kembali barang pemberian kepada orang lain, maka 

diumpamakan seperti anjing yang kenyang hingga muntah, lalu barang yang 

diberikan lalu ditarik kembali digambarkan seperti memakan kembali muntah 

tersebut.  

2. Interpretasi Intertekstual 

Kata interteks merupakan gabungan dari kata inter dan teks. Inter artinya 

hubungan, dan teks artinya penggabungan, anyaman, tenunan, jalinan dan susunan. 

Interpretasi intertekstual dapat mengetahui dan memahami matan hadis dengan 

memerhatikan ayat al-Qur’an dan hadis Rasulullah Saw. yang berkaitan dengan 

hadis yang menjadi objek kajian. Adapun dalam upaya memahami matan hadis 

secara menyeluruh, diperlukan menggunakan teks lain yang berkaitan dengan objek 

penelitian agar memudahkan dalam memahami maksud yang terkandung pada hadis 

tersebut.
15

 

Penulis memaparkan ayat-ayat al-Quran yang membahas tentang larangan 

mengungkit-ungkit pemberian. Saat ini belum ditemukan ayat yang membahas 

tentang larangan menarik suatu pemberian. Namun pada hakikatnya ayat yang 

membahas tentang larangan mengungkit-ungkit suatu pemberian akan berdampak 

pada perasaan penerima pemberian tersebut, terlebih lagi jika pemberian tersebut 

diminta kembali. Sesuai dengan firman Allah Swt. QS al-Baqarah/2: 262 dan 264 

- QS al-Baqarah/2: 262. 
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Arifuddin Ahmad. Metodologi Pemahaman Hadis, h. 87-89. 
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جۡ 
َ
ذهُمۡ أ ى ل ذّٗ

َ
ا وَلََٓ أ نفَقُواْ نَنّّٗ

َ
ِ ثُمذ لََ يتُۡبعُِونَ نَآ أ َٰلهَُمۡ فِِ سَبيِلِ ٱللَّذ نۡوَ

َ
ِينَ ينُفقُِونَ أ رهُُمۡ عِندَ ٱلَّذ

 رَبّهِِمۡ وَلََ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يََۡزَنوُنَ 

Terjemahnya:  

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak 
mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakitinya 
(perasaan penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada 
rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

16
 

Dijelaskan dalam tafsir nurul Qur’an, keistimewaan bagi orang yang 

memberi kepada orang lain dengan mendapatkan pahala disisi Allah Swt., kemudian 

diikuti dengan kalimat Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih 

hati. Oleh karena itu, mereka yang berinfak dijalan Allah. Kemudian diikuti dengan 

sikap yang buruk, yakni mengungkit-ungkit atau dapat menyebabkan sakit hati bagi 

penerima, maka sesungguhnya mereka telah menghancurkan sendiri pahala mereka.
17

 

Dapat dikatakan,bahwa orang yang melakukan sikap buruk tersebut, bukan 

hanya orangyang tidak baik, bahkan pelanggaran terhadap psikologi sosial manusia 

yang lebih berharga daripada harta dan kekayaan. Kemudian, kalimat mereka 

memperoleh pahala disisi Tuhan mereka, memberi motivasi kepada mereka yang 

bersedekah bahwa pekerjaan mereka tidaklah sia-sia dan memberi keyakinan lebih 

dalam melakukan bersedekah. Bahkan kata dalam ayat al-Qur’an ini, yakni rabbihim 

(Tuhan mereka), merupakan petunjuk dan bermakna bahwa Tuhan mereka sedang 

melatih keimanan dan bahkan akan melipatgandakan pahalanya.
18

 

                                                           
16

Kementerian Agama RI, al-Qur’an Cordoba, h. 44. 

17
Allamah Kamal Faqih, Nur al-Qur’an: An Enlightening Commentary into the Light of the 

Holy Qur’an, Terj. Anna Farida, Tafsir Nurul Qur’an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya al-

Qur’an. (Cet. II; Jakarta: Al-Huda, 2006 M), h. 49. 

18
Allamah Kamal Faqih, Nur al-Qur’an: An Enlightening Commentary into the Light of the 

Holy Qur’an, Terj. Anna Farida, Tafsir Nurul Qur’an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya al-

Qur’an, h. 50. 
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- QS al-Baqarah/2: 264. 

هٗ رِئَاءَۤ النَّ 
َ
ذِيْ يُنْفِقُ مَال

َّ
ال
َ
ذٰىۙ ك

َ
ا
ْ
ِ وَال

مَن 
ْ
مْ بِال

ُ
وْا صَدَكٰتِك

ُ
ا تُبْطِل

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
ا يٰٓا

َ
اِ  وَل

يَوْمِ 
ْ
ِ وَال ا يُؤْمِنُ بِاللّٰه

َ
دًا ِۗ ل

ْ
هٗ صَل

َ
 فَتَركَ

ٌ
صَابَهٗ وَابِل

َ
يْهِ تُرَابٌ فَا

َ
مَثَلِ صَفْوَانٍ عَل

َ
هٗ ك

ُ
خِرِِۗ فَمَثَل

ٰ
ا
ْ
ال

فِرِيْنَ 
ٰ
ك
ْ
لَوْمَ ال

ْ
ا يَهْدِى ال

َ
ُ ل سَبُوْا ِۗ وَاللّٰه

َ
ا ك ى شَيْءٍ مّ َِّ

ٰ
 يَلْدِرُوْنَ عَل

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu 
dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang 
menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, dan dia tidak beriman 
kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di 
atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu 
licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. 
Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.

19
 

Ayat ini dijelaskan dalam tafsir al-Misbah, dimulai dari panggilan mulia bagi 

hambanya yang beriman. Kemudian disambung dengan perintah agar senantiasa 

menjaga pahala sedekah tetap utuh atau tidak hilang. Namun pahala sedekah 

tersebut hilang akibat menyebut-nyebut hingga menyakiti perasaan yang menerima 

sedekah, dan sedekah dengan tujuan riya’, merupakan sifat yang sangat tercela dan 

disamakan dengan dua kelakuan buruk, yakni pamrih dan tidak beriman. Kemudian 

kalimat bersedekah disertai dengan kata mann dan az\a, apabila keadaan seseorang 

sama dengan keadaan orang yang pamrih, maka keadaan tersebut sangatlah 

mengherankan sebagaimana penggunaan kata mas\al (مثل).
20

 

Kata صفوان berakar dari kata صفاء yang artinya bersih, terhindar dari noda, 

dan licin. Maka batu yang ditunjuk dengan menggunakan kata صفوان adalah batu 

yang sangat bersih, dan sedekah tersebut diletakkan diatasnya. Sedekah dibarengi 

dengan sifat pamrih, diibaratkan seperti diterpa dengan hujan yang sangat lebat. Jadi 
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Kementerian Agama RI, al-Qur’an Cordoba, h. 44. 

20
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 694. 
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sedekah diibaratkan sebagai debu, lalu diletakkan diatas batu yang licin, dan diterpa 

dengah hujan sebagai ibarat pamrih, maka tidak ada lagi yang pahala tersisa dari 

sedekah tersebut.
21

 

Perumpamaan ikhlas dalam bersedekah ialah seperti petani yang menanam 

satu butir benih pada tanah subur, hingga menghasilkan tujuh ratus butir, bahkan 

dilipa gandakan. Oleh karena itu, jika bersedekah dengan selalu mengungkit-ungkit 

dan menyakiti perasaan penerima, maka yang memberi sedekah tidak mendapatkan 

apapun dari sedekahnya. Sehingga Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang 

kafir, karena telah mengkufuri dan tidak mensyukuri nikmat dari Allah Swt.
22

 

3. Interpretasi Kontekstual 

Kontekstual berasal dari kata konteks, yang artinya adalah keadaan yang ada 

kaitannya dengan suatu kejadian, dan bagian dari kalimat atau uraian yang terdapat 

pendukung atau penjelasan makna.
23

 Jadi interpretasi kontekstual ialah memahami 

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

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

konteks kekinian atau masa kini.
24

 Adapun asbab al-wurud tentang hadis menarik 

kembali barang pemberian yang penulis teliti adalah 

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيو، قال: سمعت 
و الذي كان عنده، فأردت أن عمر رضي الله عنه، يقول: حْلت على فرس فِ سبيل الله، فأضاع

                                                           
21

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, h. 695.  

22
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an ,h. 695-

696. 

23
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 805. 

24
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 117. 
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لا تشتري، ولا تعد فِ صدقتك، »أشتريو وظننت أنو يبيعو برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
ٕ٘«وإن أعطاكو بدرىم، فإن العائد فِ صدقتو كالعائد فِ قيئو

 

Artinya: 

'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Malik bin Anas telah 
mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam dari bapaknya berkata; Aku 
mendengar 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu berkata,: "Aku memberi 
(sesorang) kuda yang aku biasa gunakan untuk berperang di jalan Allah lalu orang 
itu tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian aku berniat membelinya 
kembali karena aku menganggap membelinya lagi adalah suatu hal yang 
(diringankan) dibolehkan. Lalu aku tanyakan hal ini kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam, maka Beliau bersabda: "Jangan kamu membelinya dan 
jangan kamu mengambil kembali shadaqah (zakat) mu sekalipun orang itu 
menjualnya dengan harga satu dirham, karena orang yang mengambil kembali 
shadaqahnya seperti orang yang menjilat kembali ludahnya." (HR. Bukhari) 

Hadis ini menerangkan larangan menarik kembali pemberian kepada orang 

lain. Imam Bukhari meletakkan hadis tersebut pada bagian bab ‚tidak halal 

seseorang menarik hibah dan sedekahnya kembali.‛ Namun, terdapat pengecualian 

bagi orang tua yang menarik kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya dan 

jumhur ulama sepakat hal tersebut.
26

 

Pendapat Ahmad Muhammad yusuf tentang hadis ini, ialah merupakan 

himbauan agar tidak meminta kembali sesuatu yang telah diberikan kepada orang 

lain, meskipun ditebus dengan cara dibeli dan larangan tersebut dapat dipahami agar 

menjaga keikhlasan dalam hal memberi. Sebab, jika seseorang menarik kembali 

pemberian yang telah diberikan merupakan bentuk dari ketidak ikhlasan dalam hal 

memberi.
27
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Muh}ammad bin isma>’i<l Abu> ‘Abdulla>h al-Bukha>ri< al-Ju’fi<, S}ah{i<h{ al-Bukha>ri<, Juz II, h. 127. 

26
Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, al-Baya>n wa al-Ta’ri<f fi< Asba>b Wuru>d al-

H{adi<s\ al-Syari<f, terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Asbabul Wurud 2: Latar Belakang 

Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul. (Cet. IX; Jakarta: Kalam Mulia, 2016), h. 15-16. 

27
Ahmad Muhammad Yusuf, Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur’an dan Hadis Jilid 5 (Cet. I; 

Jakarta: Widya Cahaya, 2009), h. 466.  
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Dalam memahami asbab al-wurud hadis tentang menarik kembali barang 

pemberian dilihat dari tekstualnya, bahwa hadis tersebut sebagai teguran bagi orang-

orang yang hendak meminta kembali barang pemberiannya, dan himbauan agar tidak 

membeli barang yang telah diberikan tersebut walaupun dijual dengan harga 1 

dirham atau dijual dengan harga yang paling murah. Perkara tersebut tidak hanya 

menyinggung orang-orang yang hidup di masa Rasullah Saw. saja, melainkan 

berlaku hingga sepanjang zaman jika praktik penarikan kembali barang pemberian 

masih terus terjadi di tengah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa hadis yang 

membahas menarik kembali barang pemberian bersifat secara umum dan tidak 

terikat oleh tempat dan waktu.   

B. Penarikan Kembali Barang Pemberian Orang Tua kepada Anaknya 

1. Pendapat Ulama yang membolehkan Menarik Kembali Pemberian dari 

Orang Tua Kepada Anaknya 

Allah Swt. telah mengatur secara rinci perkara-perkara hubungan sesama 

manusia, bahkan perkara hubungan antara orang tua dengan anak tidak terlepas 

dalam hal tersebut. Orang tua dan anak masing-masing mempunyai kewajiban, 

kewajiban orangtua kepada anaknya seperti membiayai hidup, menyekolahkan, 

menyusui di waktu bayi, dan lain-lain. Kewajiban bagi seorang anak adalah 

senantiasa menghormati dan patuh kepada orang tuanya. Sebagaimana dalam 

firman Allah QS. An-Nisa/ 4: 36. 

                       …      

Terjemahnya: 

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, …

28
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Kementerian Agama RI, al-Qur’an Cordoba, h. 84. 
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Dari ayat ini dapat dipahami bahwa posisi orang tua disebutkan setelah 

anjuran beribadah dan jangan menyekutukan Allah Swt. yang berarti orang tua 

lebih berhak terhadap anaknya dan harus dipatuhi kehendak orang tuanya, apalagi 

dalam hal penarikan pemberian dari orang tua kepada anaknya.  

Dalam agama Islam, perkara hak suatu kepemilikan sangat diperhatikan, 

apalagi perkara menarik kembali barang pemberian kepada orang lain. Pemberian 

tersebut dinilai sah jika pemberian tersebut diterima oleh penerima atau 

berpindahnya hak milik suatu barang atau benda kepada penerima, dan tidak 

diperbolehkan menarik kembali. Terdapat pengecualian kepada orangtua, karena 

dilihat dari peran dan jasanya dalam menghidupi anaknya hingga mendapatkan hak 

nya sebagai anak. Maka dari itu, dilihat dari pengorbanan juga sebagai bentuk 

penghormatan kepada orang tua dari anak, maka menarik kembali pemberian orang 

tua kepada anak dapat dibenarkan dan dapat dukungan dari Rasulullah Saw.
29

  

Terdapat banyak sekali bukti bahwa hadis nabi menjelaskan bahwa 

larangan tentang menarik kembali barang pemberian, tetapi terdapat pengecualian 

jika yang melakukan itu oleh orang tua kepada anaknya. Bahkan, pada 13 hadis 

yang penulis kumpulkan yang tertera pada bab 3 sebelumnya, terdapat 8 hadis 

diantaranya yang membahas tentang pengecualian jika orang tua yang menarik 

pemberian tersebut kepada anaknya. Penulis akan mengemukakan 3 hadis 

diantaranya yang memperbolehkan orang tua menarik kembali pemberian kepada 

anaknya, sebagai berikut: 
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Zulkarnain Abdurrahman, “Penarikan Kembali Harta Hibah Orangtua Terhadap Anak”, 
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عَلِّمِ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْ 
ُ

، عَنْ حُسَيٍْْ الم ثَ نَا ابْنُ أَبِ عَدِيٍّ ارٍ قاَلَ: حَدَّ دُ بْنُ بَشَّ ثَ نَا مَُُمَّ ثَنِِ حَدَّ بٍ قاَلَ: حَدَّ
لُّ للِرَّجُلِ أَنْ يُ عْطِيَ عَطِيَّةً ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا لَا يَِ »طاَوُوسٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، يَ رْفَ عَانِ الَحدِيثَ قاَلَ: 

حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ  إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي العَطِيَّةَ ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ 
لُّ لِمَنْ وَىَبَ ىِبَةً أَنْ يَ رْجِعَ فِيهَا إِلاَّ ىَذَا حَدِيثٌ حَ «: ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ  : لَا يَِ افِعِيُّ سَنٌ صَحِيحٌ قاَلَ الشَّ

 ٖٓالوَالِدَ فَ لَوُ أَنْ يَ رْجِعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ وَاحْتَجَّ بِِذََا الحدَِيثِ 
Artinya: 

Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami; Ibnu Abu 'Adi  
telah menceritakan kepada kami, dari Husain Al Mu'allim, dari 'Amr bin Syu'aib; 
Thawus telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu 'Umar dan Ibnu Abbas - keduanya 
memarfukkan hadits ini- ia berkata, "Tidak halal bagi seseorang untuk memberikan 
pemberian kemudian ia menariknya kembali. Kecuali bagi seorang bapak terhadap 
apa yang diberikannya pada anaknya. Dan perumpamaan seorang yang memberikan 
pemberian, lalu ia menariknya kembali, adalah seperti seekor kambing yang makan 
hingga kekenyangan dan muntah, lalu memakan muntahannya kembali." Abu Isa 
berkata; Ini adalah hadits Hasan Shahih. Asy Syafi'i berkata, "Tidak halal, bagi 
seorang yang telah menghibahkan sesuatu, lalu ia menariknya kembali. Kecuali bagi 
seorang bapak, maka ia boleh mengambil kembali apa yang telah diberikannya pada 
anaknya." Kemudian ia berdalik dengan hadits ini. (HR. T{irmiz\i) 

، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، قاَ ، عَنْ حُسَيٍْْ ثَ نَا ابْنُ أَبِ عَدِيٍّ ، قاَلَ: حَدَّ دُ بْنُ الْمُثَ نََّّ ثَنِِ أَخْبَ رَنَا مَُُمَّ لَ: حَدَّ
لُّ لِرَجُلٍ »مَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، يَ رْفَ عَانِ الْحدَِيثَ إِلََ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: طاَوُسٌ، عَنْ ابْنِ عُ  لَا يَِ

عُ فِيهَاكَمَثَلِ رْجِ يُ عْطِي عَطِيَّةً ثَُُّ يَ رْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي عَطِيَّةً ثَُُّ ي َ 
 ٖٔ«الْكَلْبِ أَكَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فِ قَ يْئِوِ 

Artinya: 

Muhammad bin Al Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, berkata; Ibnu 
Abu 'Adi telah menceritakan kepada kami, dari Husain dari 'Amru bin Syu'aib 
berkata; telah menceritakan kepadaku Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas 
mereka berdua memarfu'kan hadits tersebut kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seseorang yang memberi suatu 
pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua atas apa yang ia 
berikan kepada anaknya. Dan permisalan orang yang memberi suatu pemberian 

                                                           
30

 Muh}ammad bin ‘I<sa bin Saurah bin Mu>sa bin al-D{ah}a>k al-Tirmiz\i Abu> ‘I<sa, Sunan al-

Tirmiz\i, Juz IV, h. 442. 

31
Abu> ‘Abd al-Rah{man Ah{mad bin Syu’aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>n al-Nasa>i<, al-Sunan al-S{ogi>r 

Nasa>i, Juz II, h. 265. 
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kemudian mengambilnya kembali seperti anjing yang makan hingga kenyang dan 
muntah kemudian ia memakan muntahannya kembali." (HR.Nasa’i) 

، عَنْ  ثَ نَا ابْنُ أَبِ عَدِيٍّ ، قاَلَا: حَدَّ دٍ الْبَاىِلِيُّ ارٍ، وَأبَوُ بَكْرِ بْنُ خَلََّ دُ بْنُ بَشَّ ثَ نَا مَُُمَّ حُسَيٍْْ الْمُعَلِّمِ، عَنْ حَدَّ
، يَ رْفَ عَانِ الْحدَِيثَ إِلََ النَّبيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاَوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ 

لُّ للِرَّجُلِ أَنْ يُ عْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثَُُّ يَ رْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ »وَسَلَّمَ، قاَلَ:  ٕٖ«لَا يَِ
 

Artinya: 

Muhammad bin Basysyar dan Abu Bakr bin Khallad Al Bahili telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata; kami Ibnu Abu Adi telah 
menceritakan kepada, dari Husain Al Mu'allim dari Amru bin Syu'aib dari Thawus 
dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar keduanya memarfu'kan hadits tersebut kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak halal seorang laki-laki 
memberikan suatu pemberian kemudian diminta kembali, kecuali orang tua terhadap 
sesuatu yang ia berikan kepada anaknya." (HR. Ibnu Majah) 

Hadis diatas menjelaskan  bahwa seseorang tidak boleh menarik kembali 

barang pemberiannya kepada orang lain kecuali orang tua yang menarik kembali 

barang pemberian kepada anaknya karena orang tua mempunyai hak terhadap 

anaknya. Kata  ُّل  juga diartikan dengan haram. Ini menggambarkan (la> yah\illu) لَا يَِ

bahwa betapa halus dan lembutnya tutur kata Rasulullah Saw. dalam mengajarkan 

agama Islam.
33

  

Menurut Imam Syafi’i, tidak halal bagi seseorang yang telah memberi suatu 

pemberian, lalu mengambilnya kembali, kecuali bapak kepada anaknya.
34

 Adapun 

pendapat lain Imam Syafi’i pada kitab al-Umm: 
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Ibnu Ma>jah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz II, h. 795. 
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Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul. (Cet.IX; Jakarta: Kalam Mulia, 2016), h. 15-16. 
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Muh}ammad bin ‘I<sa bin Saurah bin Mu>sa bin al-D{ah}a>k al-Tirmiz\i Abu> ‘I<sa, Al-ja>mi’ al-

Kabi<r Sunan al-Tirmiz\i, Juz 4, (Beirut: Da>r al-Garib al-Islami<, 1998 M) h. 10. 



97 
 

 
 

افِعِيُّ  وَىَبَ الرَّجُلُ لِابْنِوِ جَاريِةًَ وَابْ نُوُ فِ عِيَالِوِ فإَِنْ كَانَ الِابْنُ بََلِغًا  ( : وَإِذَا-رَحَِْوُ اللََُّّ تَ عَالََ  -)قاَلَ الشَّ
ةً حَتََّّ   ٖ٘يَ قْبِضَهَا الِابْنُ وَسَوَاءٌ كَانَ فِ عِيَالوِِ، أَوْ لََْ يَكُنْ، وكََذَلِكَ لََْ تَكُنْ الْْبَِةُ تََمَّ

Artinya: 

Syafi’i berkata ‚jika seseorang telah menghibahkan seorang budak wanita 
kepada anaknya dan anak tersebut dalam pengawasannya, dan jika ia sudah baligh 
atau dewasa, hibah tersebut tetap tidak sempurna walaupun hibah tersebut telah 
diterima oleh si anak. Hal tersebut sama saja jika anak tersebut masih dalam 
pengawasannya atau tidak. 

Pendapat Imam Syafi’i yang lainnya, hadis yang dijelaskan sebelumnya 

anak yang dimaksud ialah mencakup keseluruh keturunan (ayah, kakek dan lain-

lain) ke seluruh garis keturunannya. Apabila diantara mereka yang memberikan 

suatu pemberian kepada anaknya dan barang tersebut telah diterima, maka hal 

tersebut dibolehkan. Adapaun anak yang dimaksud, semua yang dinamakan 

sebagai anaknya, seperti anak kandung, cucu dari anak, laki-laki atau perempuan, 

dan anak baik secara hakiki ataupun secara kiasan.
36

  

Pada hadis yang membahas larangan menarik kembali barang pemberian 

menunjukkan dua makna, yakni dibolehkan menarik pemberian dari orang tua 

kepada anak, dan perbuatan tersebut dibenci, termasuk kedalam akhlak yang buruk 

dalam kehidupan, maka orang yang melakukannya disamakan seekor anjing yang 

memakan kembali muntahnya.
37

 Sebagian besar ulama berpendapat bahwa menarik 

suatu pemberian merupakan suatu perbuatan yang terlarang, walaupun hal tersebut 
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Al-Sya>fi’i< Abu> Abdllah Muh}ammad bin Idri<s bin al-‘Abba>s bin ‘Us \ma>n bin Sya>fi’i, Al-
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Perspektif Imam Syafi’I‛ Skripsi. (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2018), h. 35. 
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Da>r al-Kutu>b al-‘Ilmiyah Bi<ru>t, 1994 M/ 1415 H), h. 273. 
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dilakukan antara suami dan istri, saudara, apalagi kepada orang lain. Hukumnya 

haram.
38

 

Menurut Imam as-Syairazi atau Syeikh Abu Ishaq asy-Syairazi menjelaskan 

bawha, apabila seseorang telah memberikan suatu hibah kepada orang lain selain 

anak dan cucu, maka hibah tersebut tidak diperbolehkan untuk diminta kembali.
39

 

Imam Malik berpendapat bahwa orang yang telah memberikan suatu pemberian 

kepada orang lain, tidak dibenarkan menarik kembali karena telah terjadinya akad 

antara pemberi dan penghibah.
40

 

Menurut Imam al-Baghawi, hibah merupakan hak kepemilikan yang tidak 

menetap kecuali jika sudah diberikan atau serah terima. Jika penerima hibah telah 

menerima pemberian tersebut, maka pemberi diharamkan mencabutnya kembali. 

Hal tersebut dikecualikan jika orang tua yang memberi hibah kepada anaknya, 

kemudian dibolehkan menarik kembali barang yang telah diberikan tersebut. 

Praktik tersebut mengacu pada penjelasan dari al-sunah Rasulullah Saw.
41

 

Hadis diatas menurut Ibnu Daqiq al-Iid, terdapat dua perumpamaan yang 

sangat tegas dank keras, yakni; pertama, perumpamaan orang yang menarik 

kembali barang pemberian kepada orang lain seperti dengan seekor anjing, dan; 

kedua, perumpamaan barang yang ditarik kembali seperti menjilat kembali 
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muntahnya.
42

 Menurut Imam Nawawi, bahwa hadis tersebut melarang untuk 

meminta kembali barang pemberian yang telah diberikan kepada orang lain. Tetapi 

ada pengecualian, yakni pemberian dari orang tua kepada anaknya. Maka hal 

tersebut boleh dilakukan dengan syarat yang telah ditentukan.
43

 Adapun syarat-

syarat orang tua ketika menarik kembali barang pemberian kepada anaknya 

menurut Imam Syafi’i  ialah sebagai berikut: 

- Orang tua dalam keadaan berstatus merdeka. Jika orang tua masih dalam 

kuasa majikannya atau budak, maka dia tidak bisa menarik kembali barang 

pemberiannya. Pemberian dari seorang budak berarti sebagai pemberian dari 

tuannya karena yang berhak atas kehendak majikannya. 

- Pemberian tersebut harus berwujud benda dan bukan dalam bentuk hutang. 

- Benda pemberian yang diberikan kepada anaknya harus dalam keadaan 

dikuasai atau dimiliki oleh anak yang diberikan. Jika barang tersebut lepas 

pari penguasaan si anak, maka barang tersebut tidak dapat ditarik kembali.   

- Barang yang diberikan kepada anak itu tidak mudah rusak, misalnya telur 

ayam atau benih yang sudah ditanam kemudian tumbuh. 

- Barang yang orang tua berikan kepada anaknya lalu ditarik kembali, tidak 

boleh dijual. Jika hal tersebut dilakukan, maka tidak boleh menarik 

pemberian tersebut.  
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- Anak yang tidak dalam kondisi dilarang membelanjakan harta. Apabila anak 

dilarang membelanjakan harta, maka orang tua tidak bisamenarik kembali 

barng pemberiannya.
 44

 

2. Pendapat Ulama yang Melarang Menarik Kembali Pemberian dari Orang 

Tua kepada Anaknya. 

 Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapatnya yang berbeda, yakni 

apabila seeorang memberikan suatu pemberian kepada keluarga yang mempunyai 

hubungan mahram, seperti anak atau suami istri, maka pemberian tersebut tidak 

dapat ditarik kembali.
45

 Adapun pendapat Imam Abu Hanifah pada kitab Mijanul 

Kabir yakni: jika orang tua telah memberikan sesuatu kepada anaknya, maka tidak 

boleh menarik kembali pemberian tersebut walau dengan alas an apapun. Pada kitab 

al-Mabsuth, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang memberikan suatu 

pemberian kepada anaknya, tidak boleh menariknya kembali.
46

 

Imam Abu Hanifah memberikan dalil yang menjadi landasan atas 

pendapatnya bahwa orang tua tidak boleh menarik kembali barang pemberianyang 

telah diberikan kepada anaknya, ialah sebagai berikut: 

ثَ نَا أبَوُ جَعْفَرٍ عَبْ  ثنا دُ اللََِّّ بْنُ إِسْماَعِيلَ بْنِ إِبْ راَىِيمَ بْنِ الْمَنْصُورِ، أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَْ ببَِ غْدَادَ فِ دَارِ الِْْلََفَةِ، حَدَّ
، ثنا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الْ  ، ثنا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ يُّ مُبَارَكِ، عَنْ حََّْادٍ، عَنْ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ الْْاَشِِِ
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إِذَا كَانَتِ الْْبَِةُ لِذِي »قَ تَادَةَ عَنِ الحَْسَنِ عَنْ سَمرُةََ رَضِيَ اللََُّّ عَنْوُ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
7ٗ«رَحِمٍ مَُُرَّمٍ لََْ يَ رْجِعْ فِيهَا

 

Artinya:  

Abu Ja'far Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mansur telah meriwayatkan 
kepada kami, Amirul Mukminin di Baghdad di kediaman khilafah-khilafah, Abdul 
Aziz bin Abdullah Hasyim telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far 
Raqqi telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mubarak telah menceritakan 
kepada kami, dari Hammad, dari Qatada dari Hasan dari Sumarah, dari Nabi 
Muhammad SAW bersabda: Jika hibah tersebut telah diserahkan kepada keluarga 
mahram, maka ia tidak berhak untuk menarik kembali pemberian tersebut. (HR. 
Hakim)  

ُ عَنْوُ  -عَنْ عُمَرَ  8ٗقاَلَ: مَنْ وَىَبَ لِذِي رَحِمٍ مَُْرَمٍ ىِبَةً؛ فَ قَبَضَهَا؛ فَ لَيْسَ لَوُ أَنْ يَ رْجِعَ فِيهَا -رَضِيَ اللََّّ
 

Artinya: 

Dari Umar RA berkata: barang siapa yang telah memberikan suatu 
pemberian kepada keluarga mahramnya dan barang tersebut telah diterima, maka 
yang memberikan tidak diperbolehkan untuk menarik kembali barang yang telah 
diberikan. 

Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah tentang larangan 

menarik kembali suatu pemberian, walaupun yang melakukannya adalah orang tua 

kepada anaknya yang bertujuan sebagai silaturahmi, menjaga perasaan agar terhindar 

dari permasalahan dan terhindar dari keretakan bahkan perpecahan dalam keluarga. 

Hal yang demikian sangat tidak diinginkan oleh agama Islam.
49

 

Dari kedua pendapat antara yang membolehkan menarik kembali barang 

pemberian orang tua kepada anaknya ataupun sebaliknya, penulis lebih condong 
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kepada bolehnya orang tua menarik kembali barang pemberian, sebab sesuai pada 

sabda Rasulullah Saw. yang secara jelas menyebutkan bahwa orang tua boleh 

menarik pemberian kepada anaknya, dan didukung dengan banyaknya hadis yang 

diriwayatkan secara makna yang termuat pada hadis-hadis yang telah dikumpulkan 

sebelumnya pada bab 3, dibagian pembahasan merujuk pada kitab sumber (hadis 

yang menerangkan orang tua boleh menarik kembali barang pemberian kepada 

anaknya yakni pada riwayat Tirmizi hadis no.2; Nasa’i hadis no.1 dan2;  Ibnu Majah 

hadis no.1; Abu Daud hadis no. 1; dan Ahmad bin Hanbal hadis no. 1, 2, dan3). 

C. Hukum Penarikan Kembali Barang Pemberian di Indonesia 

Hukum tentang menarik kembali barang pemberian di Indonesia yang dimuat 

dalam peraturan, yakni tentang hibah. Adapun hukum menarik kembali barang hibah 

dimuat dalam: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) 

Pembahasan hibah dalam KUHP dijelaskan pada pasal 1666 hingga pasal 

1993. Pada pasal 1666 dijelaskan ‚hibah ialah hasil persetujuan dari pemberi hibah 

diwaktu masih hidup dengan sukarela dan tidak diperkenankan untuk ditarik 

kembali, sebab memberikan sesuatu yang berguna bagi masyarakat akan 

menimbulkan persepsi salah dalam melakukan hibah‛.
50

 Pada pasal 1688 dijelaskan 

bahwa hibah tidak boleh untuk ditarik kembali, kecuali terdapat hal-hal sebagai 

beriktu: 

- Apabila syarat yang telah ditentukan oleh pemberi hibah namun penerima 

tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. 
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- Apabila penerima hibah terbukti bersalah dalam tindakan kejahatan, 

membantu suatu kejahatan atau kejahatan yang ditujukan kepada pemberi 

hibah. 

- Apabila pemberi hibah tertimpa musibah jatuh miskin dan penerima hibah 

tidak bersedia memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah.
51

  

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Hibah dijelaskan pada bab IV pasal 210-214. Adapaun yang membahas 

tentang larangan menarik kembali barang pemberian kepada orang lain kecuali 

penarikan hibah orang tua terhadap anaknya terdapat pada pasal 212. Pasal 212 

menjelaskan tentang hibah yang telah diberikan kepada orang lain tidak dibenarkan 

jika hibah tersebut hendak diminta kembali, kecuali jika hibah yang orang tua 

berikan terhadap anaknya.
52

  

Perbuatan tersebut sangat dilarang walaupun yang melakukan hal tersebut 

antara suami dan istri. Tentunya hal tersebut sejalan dengan hadis yang penulis 

paparkan sebelumnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Namun, 

kemungkinan penarikan kembali hibah kepada orang lain bisa dilakukan jika dalam 

memberikan hibah mengharapkan suatu imbalan dari hibah yang ia berikan, maka 

hibah tersebut dibenarkan untuk diambil kembali. Sebagaimana sabda Rasulullah 

Saw  yang membahas tentang jika seseorang telah memberikan hibah, tapi ia tetap 

berhak atas hibah tersebut selama ia belum nemerima balasan dari penerima hibah.
53
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3) Kompilasi Hukum Ekonimi Syariah (KHES) 

Hibah dijelaskan pada 43 pasal di bab IV dimulai dari pasal 685 hingga 727. 

Pembahasan tentang penarikan hibah terdapat pada pasal 709 sampai 723. Penarikan 

hibah pada KHES ada yang membolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Pada 

pasal 713 menjelaskan apabila pemberi hibah menarik kembali hibahnya tanpa 

persetujuan pengadilan maka tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai merebut 

paksa hak orang lain. Pada pasal 714 tentang larangan menarik hibahnya yang 

diberikan kepada kedua orang tua, saudara, paman dan tantenya. Pada pasal 718 

menjelaskan jika yang menerima hibah lalu ia menjualnya atau yang menerima hibah 

sudah meninggal dunia, maka pemberi hibah dilarang untuk diambil kembali.
54

 

Adapun yang membolehkan menarik kembali barang hibah pada KHES 

dijelaskan pada pasal 710 yakni pemberi hibah bisa mengambil kembali barang 

pemberiannya sebelum barang pemberian tersebut diterima oleh pemberi. Pada pasal 

714 menjelaskan tentang orang tua dapat menarik kembali barang hibah yang 

diberikan kepada anaknya sebelum anak meninggal dunia. Namun pada pasal 712 

menjelaskan bahwa pemberi hibah memberikan syarat tertentu kepada penerima 

hibah. jika syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penerima hibah, maka barang hibah 

tersebut bisa ditarik kembali. 
55
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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil peneliitian pada hadis “Menarik Kembali Barang 

Pemberian Perspektif Hadis”, maka dapat disimpulkan: 

1) Hadis tentang menarik kembali barang pemberian terdapat pada 13 jalur 

periwayatan, lebih rincinya pada S{unan al-Tirmizi> 2 jalur periwayatan, S{unan 

Nasa>’i< 2 jalur periwayatan, S{unan Ibnu Ma>jah 2 jalur periwayatan {, S{unan 

Abu Da>ud 1 jalur periwayatan dan Musnad Ahmad bin Hanbal 6 Jalur 

periwayatan. Jalur yang menjadi fokus penelitian terdapat pada  riwayat 

Tirmiz\i pada jalur Ah}mad bin Ma>ni’, Ish{a>q bin Yu>suf al-Azraq, H{usain al-

Mukattab, ‘Amru bin Syu’aib, T{a>wus, dan Ibnu Umar. Sanadnya sahih 

karena terpenuhi syarat ittisa>l al-sanad atau sanadnya bersambung, 

mendapatkan penilaian baik dari kritikus sanad sehingga terpenuhi syarat 

perawi ‘adil dan dhabit. Adapun dari segi matan, terdapat sedikit perbedaan 

karena hadis yang diteliti diriwayatkan secara makna, tapi tidak merusak 

makna sesungguhnya. Dapat disimpulkan bahwa hadis tentang ‚menarik 

kembali barang pemberian‛ berkualitas s}ah}ih} dan dapat dijadikan sebagai 

hujjah. 

2) Kandungan hadis tentang menarik kembali barang pemberian, secara tekstual 

menjelaskan tentang larangan untuk menarik kembali barang yang sudah 

diberikan kepada orang lain. Bahkan Rasulullah secara tegas menggambarkan 

orang yang melakukan hal tersebut disamakan dengan seekor anjing, 
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kemudian barang yang diberikan kemudian ditarik kembali digambarkan 

seperti memakan kembali muntahnya sendiri. Adapun interpretasi 

intertekstual, dengan memaparkan ayat Al-Qur’an pada QS. Al-Baqarah/2: 

262 dan 264 yang membahas tentang larangan mengungkit-ungkit pemberian 

yang telah diberikan dan menyakiti perasaan bagi penerima, ayat ini 

digunakan sebagai pendeketakan pada hadis tentang menarik kembali barang 

pemberian. Sebab mengungkit-ungkit pemberian saja sangat dilarang dalam 

al-Quran, apalagi jika pemberian tersebut diminta kembali. Sebab hal 

tersebut dapat merusak hubungan sosial antara orang yang memberi dengan 

orang yang menerima. Memahami hadis dengan menggunakan interpretasi 

kontekstual, Perkara tentang menarik kembali barang pemberian tidak hanya 

menyinggung orang-orang yang hidup di masa Rasullah Saw. saja, melainkan 

berlaku hingga sepanjang zaman jika praktik penarikan kembali barang 

pemberian masih terus terjadi di tengah masyarakat. Dapat disimpulkan 

bahwa hadis yang membahas menarik kembali barang pemberian bersifat 

secara umum dan tidak terikat oleh tempat dan waktu. 

2. Implikasi 

Hadis tentang menarik kembali barang pemberian merupakan bentuk teguran 

dari Rasulullah kepada hambanya yang seenaknya saja mengambil kembali barang 

yang telah ia berikan. Dari hadis ini pula perlu dipahamai dan diaplikasikan dalam 

hidup bermasyarakat, sebab ini menyangkut perkara hubungan sosial yang sangat 

sensitif jika perbuatan tersebut dilakukan. Dengan perbuatan saling memberi, 

sebagai wujud solidaritas dalam hidup bermasyarakat, membantu dan meringankan 

beban orang lain.  



107 
 

 
 

Peneliti berharap dengan skripsi ini dapat memberikan pemahaman dan 

penambah wawasan bagi masyarakat dalam hal larangan menarik kembali barang 

pemberian. Agar kiranya masyarakat dapat hidup rukun dan damai dengan semangat 

gotong royong dalam menjalani hidup bermasyarakat.   
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