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senantiasa merawat dan mendidik penulis dari kecil hingga sekarang. Penulis 

menyadari bahwa ucapan terima kasih penulis tidak sebanding dengan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

 

 

  

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 ا

 

alif 

 

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

tanda  

2. Vokal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 

Contoh: 

يْف  ك     : kaifa 

م  وْ ص     : s}aumu 

  

 ك

 
kaf 

 

k ka 

 
 ل

 
lam 

 

l 

 

el 

 
 م

 
mim 

 

m 

 

em 

 
 ن

 
nun 

 

n 

 

en 

 
 و

 
wau 

 

w 

 

we 

 
ـه  

 
ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء

 
hamza

h 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

ya 
 

y 
 

ye 

 

 

 ق

 
qaf 

 

q qi 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah 
 

a a  َا 
 kasrah 

 

i i  َا 
 

d}ammah 
 

u u  َا 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

ة  لا  ص    : s}ala>tu 

ه  يْ ف     : fi>hi 

ل  وْ ق  ي      : yaqu>lu 

4. Ta>’ Marbu>t}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ta (t). 

Contoh: 

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

ة  ق  ب   ط      : t}abaqah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

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

Nama 

 

Harkat dan Huruf 

 

fath}ah dan alif 
atau ya 

 

ى | ... َ ا ... َ  
 

kasrah  dan ya 
 

يــ ِّ   
 

d}ammah  dan 
wau 

 

وــُـ  
 

Huruf dan  
Tanda 

 
a> 

i> 

u> 

Nama 

 

a dan garis di atas 
 

i dan garis di atas 
 

u dan garis di atas 
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huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

نا  ر ب    : rabbana> 

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

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>) ,(ـــــِيّ )

Contoh: 

ى  ع ل    : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

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

 

6. Kata Sandang 

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

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contohnya: 

 \al-h{adi>s :  ا لحْ د يْث  

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

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

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

Contohnya: 

ر وْن  ت أم    : ta’muru>na 

يْء  ش    : syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
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maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Siyar A‘la>m al-Nubala> 

I‘tiba>r al-Sanad 

9. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

catatan rujukan. 

Contoh: 

Takhri>j al-h{adi>s\ 

Ah}mad bin H{anbal 

10. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

w.  = Wafat tahun 

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

Nama   : Jumasni  

NIM  : 30700114007 

Judul : Implementasi Hadis Pendidikan Shalat terhadap Anak di Madrasah 
Ibtidaiyyah Al-Mubarak DDI Tobarakka Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo, 

Sulawesi Selatan 

 

Pokok permasalahan penelitian ini adalah  bagaimana implementasi hadis 

pendidikan salat terhadap anak di Madrasah Ibtidaiyyah al-Mubarak DDI Tobarakka 

Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo, Sulawesi Selatan?.  Pokok masalah tersebut dirinci ke dalam 

beberapa submasalah  yaitu:  1) Bagaimana kualitas hadis tentang pendidikan salat 

terhadap anak? 2) Bagaimana kandungan hadis tentang pendidikan salat terhadap anak? 

3) Bagaimana penerapan  hadis pendidikan salat terhadap anak di Madarasah Ibtidaiyyah 
al-Mubarak DDI Tobarakka, kec. Pitumpanua, kab. Wajo, Sulawesi Selatan?  

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dalam bentuk perpaduan antara penelitian 

pustaka dan lapangan, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah ilmu hadis 

dan psikologi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sumber data 

(primer dan sekunder), observasi dan  wawancara. Lalu, teknik analisis data yang 

digunakan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perintah salat terhadap anak terdapat 13 

jalur hadis  secara keseluruhan.  Peneliti membatasi pada kitab sembilan  yaitu 7 riwayat, 

melalui 2 sahabat  dan tabiin dari 4 mukharrij. Kualitas hadis tentang perintah salat 

terhadap anak dinilai sahih, karena telah memenuhi kriteria syarat-syarat hadis sahih 

sanad dan matan. Berdasarkan penelitian  analisis hasil wawancara, bahwa pendidik 

dalam hal guru yang mengajarkan siswanya salat telah berdasarkan apa yang ada dalam 

hadis membiasakan atau memberikan pelajaran yang terkait hal salat kepada siswa-

siswinya khusus kelas satu sampai tiga. Ketika sudah kelas empat yang umurnya 

menghampiri sepuluh tahun, bagi siswa-siswi yang melanggar aturan. Maka, diberikan 

hukuman atau sangsi berupa menyuruh menghafal surah-surah pendek dan memungut 

sampah.  

Melalui skripsi ini diharapkan kepada orangtua maupun guru memberikan  

bimbingan dan pengawasan yang lebih intensif dan berkesinambungan kepada anak-anak  

yang menjadi tanggungjawabnya. Keberadaan anak di lingkungan sekolah yang hanya 

beberapa jam dalam sehari tidak memungkinkan guru secara penuh memberikan 

pendidikan nilai termasuk pendidikan agama. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama 

kependidikan orang tua dengan sekolah yang diharapkan anak bersungguh-sungguh 

dengan baik dalam mengaplikasikannya kehidupan sehari-hari.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam sebagai agama yang universal, ajarannya meliputi segala aspek 

kehidupan manusia namun bukan hanya aspek yang menyentuh hubungannya kepada 

Allah melainkan juga menyentuh hubungannya dengan manusia. Hal ini dapat dilihat 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang telah terjadi islamisasi terhadap ilmu-

ilmu, lahirlah ilmu teologi Islam sosiologi agama ekonomi Islam dan lain 

sebagainya. Salah satu aspek ajaran Islam yang paling diperhatikan adalah masalah 

pendidikan. 

Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting. Melalui pendidikanlah  

segala potensi fitrah manusia bisa teraktualisasi di dalam mencapai keselarasan dan 

kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya serta untuk memperoleh  kebahagiaan  

di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh sebab itu, tidaklah  berlebihan kalau  Islam 

memerintahkan untuk berpendidikan semenjak lahir sampai masuk ke liang lahad.
1
  

Seorang muslim yang taat tentu akan termotivasi untuk melaksanakan ibadah 

yang diperintahkan Allah swt., dan berusaha untuk mengajarkannya kepada anak-

anaknya  dalam bentuk latihan dan pembiasaan. Terbukti dalam firman Allah swt. 

QS T{a>ha>/20: 132. 

قِبَةُ نِلتَّقْوَىٰ  معَْ َٰ
 
نُ نرَْزُقُكَ وَأ ْ صْطَبِِْ علَيَْْاَ لََ نسَْـلَََُ رِزْقاً نََّّ

 
لوَٰةِ وَأ مصَّ

 
 )٢٣١(وَأْمُرْ أَهْلَََ بِٱ

                                                 

1
Umi Kusyairy, Psikologi Belajar  (Cet. I; Samata: Alauddin University Press, 2014), h. 241. 
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Terjemahnya: 

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam 
mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang 
memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang 
yang bertakwa.

2
 

Ayat di atas menjelaskan sabar terhadap kesungguhan menjaga salat dengan 

ditunjukan melalui perbuatan. Bukan hanya berlaku untuk diri seseorang  tetapi juga 

untuk keluarganya. Artinya, pembiasaan mendirikan salat dalam sebuah keluarga 

bukan sekadar sabar dalam maknanya pasif, membutuhkan ketelatenan yaitu upaya 

terus-menerus dengan berbagai cara. Yang terkadang bisa dilakukan dengan sikap 

persuasif, namun dalam situasi tertentu diperlukan pula tindakan tegas. Ini 

dimaksudkan agar seluruh anggota keluarga benar-benar menegakan salat. 

QS al-Tahrim/66: 6 juga mengingatkan kepada orang-orang mukmin agar 

mendidik diri dan keluarganya ke jalan yang benar agar terhindar dari api neraka
3
. 

Perintah menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka yang akan berkonotasi 

terhadap perintah mendidik atau membimbing. Sebab didikan dan bimbingan yang 

dapat membuat diri dan keluarga konsisten  dalam kebenaran. Dan sebagai motivasi 

bagi orang tua (ibu dan bapak) untuk senantiasa mengawasi anak-anak mereka 

dalam kehidupan dan setiap aspek pendidikan, karena anak merupakan bagian dari 

                                                 

2
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Bekasi: Mulia Abadi, 2015), h. 

321. 

3
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 560, lihat juga  Kadar M. Yusuf, 

Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur’an Tentang Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013), h. 153.  
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keluarga
4
. Oleh karena itu, dakwah dan pendidikan dalam suatu keluarga  mesti 

dimulai dari ayah dan ibu
5
.  

Pendidikan yang paling diperhatikan adalah cara manusia mendidik anak-

anaknya untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Tuhan. Dengan pendidikan, 

manusia dapat meningkatkan kemampuannya, baik kemampuan fisik maupun psikis. 

Manusia lahir dalam keadaan lemah tidak berdaya, tanpa bantuan dan bimbingan 

orang lain merupakan hal yang sangat menentukan kelajutan  manusia pada masa 

awal. Oleh karena itu, manusia tidak bisa lepas dari pendidikan. 

Berkaitan dengan pendidikan anak, khususnya dalam lingkungan keluarga, 

Nabi saw., memberikan contoh yang baik dalam mendidik anak yaitu pertama, 

melalui pembiasaan. Pengasuhan dan pendidikan di dalam lingkungan keluarga, lebih 

diarahkan penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku 

yang diperlukan agar anak-anak dapat mengembangkan dirinya  secara optimal. 

Penanaman nilai-nilai moral agama ada baiknya diawali dengan pengenalan simbol-

simbol agama, dalam hal ini tata cara salat, membaca al-Qur’an,  doa-doa dan 

sebagainya. Kedua, pendidikan melalui keteladanan. Anak-anak khususnya pada usia 

dini selalu meniru apa yang dilakukan orang sekitarnya, untuk menanamkan nilai 

agama termasuk pengamalan agama
6
, seperti salat. Jika orang tua menginginkan 

                                                 

4
Marjani Alwi, Pendidikan Krakter Solusi Bijak Menyikapi Perilaku Menyimpang Anak 

(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 152. Lihat juga Ibrahim Nasbi, Tafsir Tarbawi 

II (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 147.  

5
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. IV; 

Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 177. 

6
Nurhasanah Namin, Kesalahan Fatal Keluarga Islami Mendidik Anak  (Cet. I; Jakarta: 

Kunci Iman, 2015), h. 19-20. 
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anak-anak mereka melaksanakan salat, tentu orang tua terlebih dahulu melaksanakan 

salat.
7
 

Mengenai hadis-hadis pendidikan salat pada anak yang meliputi usia anak, 

yang diperintahkan untuk salat dan sanksi bagi yang meninggalkannya serta hadis-

hadis tentang sanksi pukulan, setelah ditelusuri telah didapatkan dalam berbagai 

kitab
8
. Salah satu diantara hadis tentang sanksi terhadap anak yang melalaikan salat 

bila sudah berumur sepuluh tahun, yaitu sebagai berikut: 

ثنََا لُ  حَدَّ ، يعَْنِ  هِشَام   بْنُ  مُؤَمَّ ثنَاَ اميْشَْكُريَِّ اعِيلُ، حَدَّ سَْْ
ِ
ار   عَنْ  ا زَةَ  أَبِ  سَوَّ  وَهُوَ : دَاوُدَ  أَبوُ قاَلَ  - حََْ

ارُ  زَةَ  أَبوُ دَاوُدَ  بْنُ  سَوَّ فِي  اممُْزَنِي  حََْ يَْْ رِو عَنْ  - امصَّ ، بْنِ  عََْ هِ، عَنْ  أَبِيهِ، عَنْ  شُعَيْب   قاَلَ : قاَلَ  جَدِّ

ِ  رَسُولُ  لََةِ  أَوْلََدَكُْ  مُرُوا: »وَسَلََّّ  علَيَْهِ  اللُ  صَلَّّ  اللَّّ ِ  أَبنَْاءُ  وَهُْ  بِِمصَّ بْع نيَِن، س َ  وَهُْ  علَيَْْاَ، وَاضِْْبوُهُْ  س ِ

اممَْضَاجِعِ  فِ  بيَْنََُمْ  وَفرَّقِوُا عَشْ   أَبنَْاءُ 
9
 (أ بو داودرواه ( 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Mu`ammal bin Hisyam Al-Yasykuri telah 
menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu 
Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi 
dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk 
melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila 
sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak 
melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya." 

                                                 

7
Salat dalam ajaran Islam memiliki makna yang sangat penting karena dua hal, yaitu salat 

berfungsi sebagai saran  untuk  mengikat hubungan batin antara seorang hamba dengan Sang Pencipta 

(Allah swt.) dan juga sebagai benteng pertahanan dari godaan setan yang berupaya menanamkan 

sifat-sifat pembangkannya.terhadap perintah Allah swt. Kemudian fungsi salat juga sebagai bentuk 

syiar Islam yang diajarkan Rasulullah saw. kepada umatnya. 

8
Terdapat pada kitab mu’jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis al-Nabawi, ditemukan 

sebaanyak 36 riwayat yang tersebar dalam berbagai kitab, yaitu S}ah}i@h} al-Bukha>ri@, S}ah}i@h} Muslim, 

Sunan Abu> Da>wud, Sunan al-Turmu>z\i, Sunan Ibnu Ma>jah, Muwat}t}a Ma>lik, Sunan al-Da>rimi, Musnad 

Ah}mad Ibnu H{ambal. 

9
Abu> Da>ud Sulaima>n bin al-Asy’as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi> al-

Sijista>ni>, Sunan Abu> Da>ud, h. 133. 
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Hadis tersebut menurut penulis, tidak benar-benar memerintahkan seorang 

anak kecil untuk salat, sebab dalam usia tujuh tahun seorang anak belum layak 

mendapatkan beban agama (mencapai batas taklif). Maksudnya, jika ia tidak 

melaksanakan salat maka ia tidak berdosa. Oleh karena itu, hadis tersebut harus 

dipahami dalam konteks pendidikan, bahwa menanamkan kebiasaan salat dan juga 

nilai-nilai luhur lainnya tidak mudah. Harus mulai ditanamkan dan diajarkan sejak 

usia dini, sehingga untuk itu dibutuhkan kesabaran. 

Hadis ini pula usia anak mulai diperintahkan untuk salat, karena pada usia 

inilah anak sudah mampu menerima perintah atau sudah paham menerima perintah 

yang disebut dengan istilah mumayyiz10
, usia kritis atau cerdas. Demikian juga pada 

usia inilah anak didik diperkirakan sudah bisa belajar salat dengan baik, sudah mulai 

mengenal bacaan dan gerakan-gerakan salat dengan baik. Kalau usia sebelumnya 

anak hanya ikut-ikutan, akan tetapi pada usia ini sudah mulai mampu belajar salat 

dengan baik. Konsekuensi anak yang telah mampu belajar salat dengan baik berarti 

pula ia telah menerima hukuman jika meninggalkannya.
11

 

Namun, dalam realitas sosial banyak umat Islam dewasa ini memerintahkan 

anak-anak mereka untuk salat, salah satunya anak pada Madarasah Ibtidaiyyah  al-

Mubarak DDI Tobarakka, kec. Pitumpanua, kab. Wajo, Sulawesi Selatan. Di sana 

anak-anak yang tingkat sekolah dasar, dibuatkan kurikulum untuk salat tepat waktu, 

diajarkan tata cara salat, dan yang diajarkan itu mulai kelas empat SD.  

                                                 

10
Mumayiz dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sudah dapat membedakan sesuatu 

yang baik dan sesuatu yang buruk (kira-kira umur masuk tujuh tahun). 

11
Abdul Majid Khon, Hadis Tarbawi (Cet. I; Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012), h. 261-

262. 
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Kenyataannya banyak orang tua sekarang yang kemudian terkesan 

mengamalkan hadis ini secara z}ahirnya. Bukan hanya orang tua wali, akan tetapi 

orang tua yang menjadi wali di pendidikan-pendidikan formal, yang pengamalannya 

sejalan dengan hadis tersebut. 

Akan tetapi semangat yang memotori para guru dan orang tua itu untuk 

memerintahkan murid mereka untuk salat perlu kejelasan, apakah karena dimotori 

oleh petunjuk hadis tersebut atau tidak, selain itu apakah karena mereka 

melaksanakan petunjuk itu sejalan dengan penjelasan para ulama terkait dengan 

hadis tersebut.  

Menanggapi kondisi seperti ini, maka penulis telah melakukan penelitian 

sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi untuk membuktikan permasalahn tersebut, 

pada akhirnya, diharapkan dengan adanya karya tulis ini dapat mengejawantahkan 

citra Islam sebagai agama yang solutif tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

masalah pokok yang menjadi pembahasan penelitian dalam kajian ini adalah: 

1. Bagaimana kualitas hadis tentang pendidikan salat terhadap anak? 

2. Bagaimana kandungan hadis tentang pendidikan salat terhadap anak? 

3. Bagaimana implementasi hadis pendidikan salat terhadap anak di Madarasah 

Ibtidaiyyah al-Mubarak DDI Tobarakka, kec. Pitumpanua, kab. Wajo, 

Sulawesi Selatan?  
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional  

Dalam  rangka  meminimalisasi kesalahan interpretasi terhadap judul 

penelitian ini, maka penulis memberikan uraian. Adapun judul penelitian ini adalah  

‚Implementasi Hadis Pendidikan Salat terhadap Anak‛ 

a. Implementasi  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan, 

penerapan.
12

 Jadi, implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penerapan  yang dilakukan orang tua (guru) dalam mendidik salat siswanya di 

Madarasah Ibtidaiyyah al-Mubarak DDI Tobarakka, kec. Pitumpanua, kab. Wajo, 

Sulawesi Selatan.  

b. Hadis Pendidikan Salat 

Hadis menurut etimologi berarti  ال ش ياءمن yaitu sesuatu yang baru ,الجديد 
13

. 

Adapun hadis secara terminologi definisi yang menjadi tolak ukur dalam 

pembahasan penelitian ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. 

baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau penetapan atau sifatnya.
14

 

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata didik (تربية)15
, edukasi berarti 

memelihara dan memberi latihan (ajar, pimpin) mengenai akhlak akal dari 

kecerdasan pikiran. Menurut terminologi proses pengubahan sikap dan tata laku 

                                                 

12
Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru (Cet. V; Jakarta: Media 

Pustaka, 2010), h. 346, lihat juga Bambang Prakuso, Kamus Kata Baku (Jakarta: Arcsn, 1991), h. 42. 

13
Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Hadits (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 56. 

14
Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Hadits, h. 56. 

15
Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Cet. IX; 

Surabaya: Multi Karya Graffika, 1996), h. 454. 
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seseorang atau kelompok orang dengan usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran, pelatihan, proses, cara,  serta perbuatan mendidik.
16

 Jadi, yang  

dimaksud  pendidikan dalam penelitian ini adalah suatu pengajaran orang tua atau 

guru dalam mendidik anaknya salat
17

.  

Kata salat secara etimologi berarti doa
18

. Salat dapat juga berarti doa untuk 

mendapatkan kebaikan atau selawat bagi Nabi saw. Adapun secara terminologi, salat 

adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul 

ih}ram dan diakhiri dengan memberi salam sesuai syarat-syarat tertentu.
19

 

Dengan demikian yang dimaksud dengan hadis pendidikan salat dalam 

penelitian ini adalah pembinaan orang tua dan para guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap anaknya mengenai ibadah salat, khususnya anak di Madarasah Ibtidaiyyah 

al-Mubarak DDI Tobarakka, kec. Pitumpanua, kab. Wajo, Sulawesi Selatan.  

  

                                                 

16
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 

291. 

17
Pada hakikatnya suatu kegiatan yang secara sadar disengaja, serta penuh tanggung jawab 

yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak 

tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan hingga berlangsung terus-menerus, dan 

pembentukan kepribadian anak yang digali dari sumber hadis Rasulullah saw. Lihat Abu Ahmadi, 

Ilmu Pendidikan (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 70. 

18
Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, h. 454. Lihat juga 

Husain bin ‘Audah al-Awaisyah, Ensiklopedi Fikih Praktis Menurut al-Qur’an dan Sunnah jilid II 

(Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2008), h. 255.  

19
Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam (Cet. IV; Jakarta: 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1536. Lihat juga Aliy As’ad, Terjemahan Fathul Mu’in jilid 

I(Yogyakarta: Menara Kudus, 1980), h. 9. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salat 

merupakan rukun Islam kedua, yang berupa ibadah kepada Allah Swt., wajib dilakukan oleh setiap 

muslim mukalaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri 

dengan salam. 
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c. Anak 

Anak secara etimologi merupakan kata dari ولد jamaknya أ ولَد yang berarti  

anak
20

. Secara terminologi merupakan keturunan yang kedua, orang yang lahir dari 

rahim seorang ibu baik laki-laki maupun perempuan
21

. Adapun anak yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah anak yang dimaksud dalam hadis, yaitu  yang lahir dari 

seorang ibu baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang menjadi objek 

penelitian anak di Madrasah Ibtidaiyyah al-Mubarak DDI Tobarakka, kec. 

Pitumpanua, kab. Wajo, Sulawesi Selatan.  

2. Ruang  Lingkup  Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas hadis Rasulullah saw. yang 

matannya mengandung pendidikan dan terbatas pada hadis yang berkaitan dengan 

pendidikan salat. Penerapan hadis pendidikan salat anak di Madarasah Ibtidaiyyah 

al-Mubarak DDI Tobarakka, kec. Pitumpanua, kab. Wajo, Sulawesi Selatan. 

 

D. Kajian Pustaka 

Setelah penulis menelusuri, memang telah banyak penelitian yang terkait 

dengan  pendidikan salat terhadap anak, tapi secara spesifik belum ada membahas 

tentang implikasinya. Adapun nantinya penulis akan melakukan penelitian 

implementasi hadis pendidikan salat terhadap anak di Madarasah Ibtidaiyyah al-

Mubarak DDI Tobarakka, kec. Pitumpanua, kab. Wajo, Sulawesi Selatan. 

                                                 

20
Asad M. Alkalali, Kamus Indonesia Arab (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 17. 

21
Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 112. 
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Tarbiyatul Abna>’  Bagaimana Nabi saw. Mendidik Anak, yang ditulis oleh 

Musthofa Al-Adawi, tahun 2005. Buku ini menguraikan tentang tuntutan Rasulullah 

saw. dalam mendidik anak, dengan melihat aspek fikih, adab, dan akhlak.  

Disertasi (sudah terbit) yang berjudul Implementasi Hadis Pendidikan Salat 

terhadap Anak pada Masyarakat di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang 

ditulis oleh Munir, tahun 2011. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perilaku 

anak dalam mengimplementasikan hadis pendidikan salat di kec. Biringkanaya kota 

Makassar pada umumnya berada pada kategori tinggi, artinya pada umumnya anak-

anak telah berusaha maksimal merealisasikan ajaran salat sesuai yang diharapkan. 

Dengan faktor pendukung yaitu kesungguhan, keteladanan, perhatian dan 

pengawasan orang tua dan para guru Pendidikan Agama Islam serta dukungan 

masyarakat. Ketiga dukungan tersebut memberikan pengaruh positif kepada anak 

dalam memahami ajaran salat dan melaksanakannya. Adapun faktor penghambatnya 

adalah kesibukan dan kurangnya perhatian orang tua serta tidak tersedianya waktu 

yang cukup untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar. Akan 

tetapi, upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menerapkan 

hadis pendidikan salat terhadap anak di kec. Biringkanaya kota Makassar adalah 

meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah salat anak, 

memasukan anak ke Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA). 

Tesis yang berjudul Konsep Islam tentang Pembinaan Kedisiplinan Anak di 

Rumah Tangga, yang ditulis oleh Nawir Radjaming, tahun 2004. Dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan menerapkan tiga metode yakni pertama, 

pembiasaan yang merupakan salah satu metode pendidikan yang sangat penting 

terutama bagi anak-anak usia dini. Kedua,  metode kisah atau cerita merupakan 
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sarana pendidikan yang penting di dalam pendidikan Islam, karena sangat 

berpengaruh secara  kejiwaan emosional seseorang yang mulai dari anak-anak hingga 

dewasa. Ketiga, metode memberikan hadiah atau hukuman, pemberian ini bukan 

merupakan tindakan balas dendam dan emosional, tetapi merupakan metode 

pendidikan yang didasari rasa cinta dan kasih sayang, memberikan nasihat yang 

baik. Konsep dasar pendidikan kedisiplinan anak melalui keteladanan dalam 

melaksanakan salat itu diperintahkan ketika berumur tujuh tahun. 

Tesis yang berjudul Hadis-hadis Pendidikan Anak (Telaah Kritis terhadap 

Kualitas dan Pemahamannya), yang ditulis oleh Hasyim Prasetyo, tahun 2009. 

Dalam tesis ini menguraikan hadis-hadis Nabi saw. yang memiliki nilai tarbawi  

kepada anak juga memiliki keterkaitan antara satu hadis dengan hadis lainnya. 

Seperti hadis yang mempunyai nilai pendidikan yang diterapkan terhadap anak usia 

2-7 tahun, yaitu tidak banyak mencela dan menegur anak, memberi hadiah dan 

mengusap kepala serta mengajarkan makan dan minum. 

Jurnal yang berjudul Pengembangan Model Permainan Tradisional dalam 

Membangun Karakter Anak Usia Dini, vol. 10, edisi 2, November (2016), ditulis 

oleh Hapidin dan Yenina. Jurnal ini menguraikan model pendidikan  terhadap anak 

usia dini dengan mengadakan penelitian pada suatu lembaga PAUD. Dalam 

penelitiannya menemukan bahwa implementasi model permainan tradisional 

pendidikan akan membantu anak mengembangkan berbagai aspek perkembangan 

secara holistik dan terintegrasi serta terbangunnya karakter positif. 

Berdasarkan uraian eksplorasi kajian pustaka dan penelitian pendidikan anak 

tersebut, maka tulisan dan penelitian terdahulu dapat dipetakan sebagai berikut:  
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1. Tarbiyatul Abna>’ Bagaimana Nabi saw. Mendidik Anak, literatur ini 

menguraikan secara umum pendidikan anak, dengan berbagai tinjauan. 

Sebagai pedoman bagi orang tua dalam mendidik anaknya. Sedangkan 

penelitian ini hanya fokus pada hadis tentang pendidikan salat saja. 

2. Disertasi (sudah terbit) yang berjudul Implementasi Pendidikan Salat 

terhadap Anak pada Masyarakat di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 

yang membedakan dengan penelitian ini adalah lokasi yang menjadi medan 

peneliti berbeda dan orientasi penelitian sebelumnya cukup luas, yaitu 

beberapa TPA dan sebagainya menjadi objek penelitiannya dalam satu 

masyarakat. Sedang penelitian ini hanya terbatas pada satu lembaga saja, 

yaitu pada siswa Madarasah Ibtidaiyyah al-Mubarak DDI Tobarakka, kec. 

Pitumpanua, kab. Wajo, Sulawesi Selatan. 

3. Tesis yang berjudul Konsep Islam tentang Pembinaan Kedisiplinan Anak 

dalam Rumah Tangga, orientasi penelitian dalam tesis ini lebih umum 

sedangkan  penelitian ini mengangkat sebuah hadis tentang pendidikan salat 

pada anak lalu menguji ke lapangan.  

4. Tesis yang berjudul Hadis-hadis Pendidikan Anak (Telaah Kritis terhadap 

Kualitas dan Pemahamannya), penelitian sebelumnya mengkaji hadis secara 

tematik lalu menganalisis kualitas hadis tersebut sedangkan penelitian ini 

hanya mengangkat satu hadis saja (tahlili). 

5. Jurnal yang berjudul Pengembangan Model Permainan Tradisional dalam 

Membangun Karakter Anak Usia Dini, orientasi penelitian sebelumnya hanya 

fokus dari aspek karakter anak di lembaga PAUD (al-Muhajirin dan Aisyah). 

Namun, penelitian ini fokus pada implementasi hadis pendidikan salat pada 
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anak Madarasah Ibtidaiyyah al-Mubarak DDI Tobarakka, kec. Pitumpanua, 

kab. Wajo, Sulawesi Selatan. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui kualitas hadis pendidikan salat terhadap anak 

b. Mengetahui kandungan hadis pendidikan salat terhadap anak 

c. Mengetahui implementasi hadis pendidikan salat terhadap anak di Madarasah 

Ibtidaiyyah al-Mubarak DDI Tobarakka, kec. Pitumpanua, kab. Wajo, Sulawesi 

Selatan. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai implementasi hadis pendidikan salat terhadap anak di 

Madrasah Ibtidaiyyah DDI Tobarakka, kec. Pitumpanua Wajo, Sulawesi Selatan  ini 

diharapkan dapat memberi manfaat yaitu: 

a. Manfaat  teoretis 

1) Penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian 

hadis, khususnya mengenai hadis-hadis pendidikan salat terhadap anak dan 

menjadi sumbangsi bagi insan akademik.  

2) Penelitian ini sebagai acuan bagi umat Islam untuk menerapkan hadis Nabi 

saw. dengan terbuktinya keorisinilan suatu hadis melalui tinjuan lapangan. 
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b. Manfaat  praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi bagi para pendidik dan 

orang tua khususnya untuk diterapkan dalam lingkungan pendidikan baik 

formal maupun nonformal. 

2) Menciptakan didikan yang baik sebagai generasi umat yang berpendidikan. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS  

 

A. Pendidikan Salat 

Pendidikan berasal dari kata dasar didik, yang berarti memelihara dan 

memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan 

pikiran
1
. Sedangkan pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok  orang  dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan yang meliputi cara, proses, dan perbuatan mendidik. 

Pendidikan  adalah sarana untuk menumbuhkan  dan mengembangkan 

seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia baik yang berkaitan dengan budi pekerti, 

pikiran (intelek), maupun fisiknya (jasmani)
2
. Agar berguna bagi diri sendiri dan 

masyarakat
3
. Dalam proses pendidikan ada beberapa komponen yang saling 

berintegrasi, yaitu pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, materi pendidikan 

serta metode pendidikan. 

1. Pendidik 

Penamaan pendidik dalam lingkungan keluarga adalah orang tua dari anak-

anak yang biasanya menyebut dengan sebutan ayah dan ibu. Dalam lingkungan 

                                                 

1
Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, h. 187. 

2
Hal ini diungkapkan oleh Fuad Ihsan bahwa, pendidikan adalah usaha manusia untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan manusia, baik jasmani maupun 

rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Lihat Fuad Ihsan, 

Dasar-dasar Kependidikan (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2. 

3
M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis (Cet.I; Jakarta: Remaja 

Rosdakarya, 1985), h. 10.   
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masyarakat penamaan pendidik disebut istilah tutor, fasilitator, atau instruktur. Pada 

lingkungan sekolah disebut guru.  

Undang-Undang Republik Indonesia nomor  20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bab I, pasal I,  ayat 6 menyebutkan bahwa pendidik sebagai 

tenaga kependidikan yang berklasifikasi  sebagai guru, dosen, konselor, tutor, 

fasilitator, ataupun sebutan lainnya berpartisispasi  dalam menyelenggarakan 

pendidikan.
4
 

Pengertian pendidikan dalam tinjauan Islam, ada beberapa konteks dalam 

bahasa Arab yaitu menggunakan term al-tarbiyah, al-ta’lim dan al-ta’dib. Ketiga 

istilah tersebut memberikan kesan antara satu istilah dengan istilah lainnya. Adapun  

penjelasannya yaitu sebagai berikut: 

a) Tarbiyah  

Kata tarbiyah mempunyai  beberapa makna pertama,  berasal dari kata raba  

yarbu> yang berarti bertambah dan berkembang
5
. Sehingga tarbiyah  dalam arti 

bahasa dapat berarti proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada 

diri peserta didik, baik secara fisik, psikis, maupun spiritual. Kedua,  kata tarbiyah 

dari kata rabba yurabbi berarti mengasuh, mendidik
6
.  

                                                 

4
Republik Indonesia, ‚Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional‛ (Cet. II; Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 2-3. Pendidikan dilakukan melalui tiga kegiatan 

yakni membimbing, mengajar, dan melatih (ayat 1 Pasal 1 dari UU RI No. 2/1989). Ketiga kegiatan 

tersebut memiliki tujuan yang berbeda yakni, pertama membimbing,  untuk pemantapan jati diri dan 

pribadi dari segi-segi perilaku umum (aspek pembudayaan), kedua  mengajar , terutama berkaitan 

dengan penguasaan ilmu pengetahuan, dan ketiga melatih, untuk keterampilan dan kemahiran (aspek 

teknologi). Lihat Umar Tirtarahardja, Pengantar Pendidikan (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 

165-166. 

5
 Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, juz I\I, h. 483. 

6
Ibrahi@m Mus}t}afa>, al-Mu’jam al-Wasi@t}, juz I (t.t.: Da>ral-Da’wah, t.th), h. 321, lihat juga 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Pendidikan 
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b) Ta’li@m  

Ta’li@m berasal dari kata م   -ل -ع  yang berarti alamat, bekas
7
. Kemudian lafal 

tersebut berubah menjadi (wazan s\ula>s\i@ mazi@d )  ّّثعليما –يعلّ  –عل . Yang pada 

umumnya tetap kembali pada kata ‘llama yaitu mengetahui, mengajarkan, mendidik. 

yang menunjukan makna pekerjaan yang berulang-ulang. Sehingga ta’li@m merupakan 

proses mengajar bekal pengetahuan yang sifatnya berulang-ulang. 

c) Ta’di@b  

Ta’di@b berasal dari kata أٔدب yang berarti mendidik atau memberi adab. 

Sehingga  dapat diartikan sebagai proses yang lebih fokus pada pembinaan akhlak. 

Ketiga term di atas, dapat dikatakan bahwa pendidik yang dimaksud pada 

penelitian ini mengacu pada kata ta’li@m berdasarkan hadis yang akan diteliti, yaitu 

pendidik memungkinkan berpredikat sebagai guru (di Madrasah Ibtidaiyyah al-

Mubarak DDI Tobarakka, sehingga tugasnya bukan hanya memberi ilmu tetapi juga 

keteladanan. 

2. Peserta didik 

Peserta didik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang masuk 

kategori usia tujuh sampai usia sepuluh tahun, berdasarkan hadis Nabi saw. 

mengenai perintah terhadap orang tua untuk mendidik anaknya melaksanakan salat 

ketika berumur tujuh tahun dan memberi sanksi apabila tidak melaksanakannya 

ketika berusia sepuluh tahun.  Dalam hadis beragam lafal yang digunakan untuk kata 

                                                                                                                                           

Pembangunan Karakter dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Tafsir al-Qur’an Tematik (Cet. I; 

Jakarta: Lajnaj Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010), h. 237-238.  

7
Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, juz I\V, h. 109. 
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anak, diantaranya lafal s}ibyan  jamak dari kata s}abi@, aula>d jamak dari kata walad, 

abna’ jamak dari kata ibn, , yaitu sebagai berikut: 

a) Term s}abi@  bermakna anak yang masih muda usianya.
8
 

b) Term ibn  bermakna anak dalam senasab 

c) Term walad juga berarti anak, yang tidak mesti anak kandung. Bisa saja murid. 

Beberapa term di atas, menurut penulis yang paling tepat digunakan ketika 

berbicara mengenai perintah mendidik anak melaksanakan salat adalah term walad 

Hal ini dikarenakan term walad  sendiri digunakan dalam redaksi hadis (مرو أولادكم) 

mengenai mendidik anak melaksanakan salat.  

3. Tujuan pendidikan  

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam Islam adalah 

beribadah atau mengabdi hanya kepada Allah swt. Penentuan tujuan pendidikan 

memiliki  nilai dalam pembelajaran bahkan dapat dikatakan faktor keberhasilan 

dalam kegiatan proses pembelajaran. Nilai dari tujuan dalam pembelajaran 

pendidikan adalah membimbing kegiatan pendidik dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Rumusan tujuan ini didasarkan pada firman Allah swt. QS al-Z|ariya>t 

/51: 56. 

لَّْ مِيَعْبُدُونِ 
ِ
نسَ إ

ِ
لْْ
 
مجِْنَّ وَأ

 
 وَمَا خَللَْتُ أ

Terjemahnya: 

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 
kepada-Ku.

9
 

                                                 

8
Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, juz I\II, h. 331. 

9
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 523. 
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Ibadah salat merupakan bentuk ibadah mahdah  yang wajib dilaksanakan oleh 

setiap muslim. Tujuan yang sebenarnya adalah pengakuan hati bahwa Allah swt. 

sebagai pencipta yang patut terhadap-Nya serta tunduk atas kebesaran serta 

kemulian-Nya. Salat yang dilaksanakan dengan hati yang penuh takwa dan 

mengharapkan keridaan Allah swt. semata akan mempunyai pengaruh yang 

mendalam dalam jiwa dan menopang manusia untuk berakhlak mulia. 

Dengan demikian, salat dapat berperan sebagai alat penangkal yang dapat 

mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana disebutkan 

dalam QS al-Ankabu>t/29: 45.  

ممُْنكَرِ وَ 
 
مفَْحْشَاءِٓ وَأ

 
لوَٰةَ تنَْْىَ ٰ عَنِ أ مصَّ

 
نَّ أ

ِ
لوَٰةَ إ مصَّ

 
بِ وَأكَِمِ أ مْكِتَ َٰ

 
ميَْمَ مِنَ أ

ِ
ثْلُ مَآ أُوحَِِ إ

 
ِ أ لَّّ

 
نْرُ أ ُ يعَْلَُّ لََذِ لَّّ

 
أَنْبََُ وَأ

 مَا ثصَْنعَُونَ 
Terjemahnya: 

Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) 
dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) 
keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar 
(keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.

10
 

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan salat 

yaitu mendidik anak agar senantiasa mengabdikan diri hanya kepada Allah swt. 

dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. 

4. Materi pendidikan salat 

Materi pendidikan salat yang dimaksud dalam pembahasan ini meliputi rukun 

salat, syarat sah salat, bacaan salat,  waktu salat serta sunah salat. Materi ini tidak 

akan diuraikan secara mendetail, namun penulis lebih menekankan pada kewajiban  

                                                 

10
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 401. 
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dan tanggung jawab orang tua terhadap  anaknya untuk membimbing, menuntun, 

dan mengajarkan materi tentang salat. 

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengajari, menuntun serta 

membimbing anak mengenai syarat sah salat, yaitu: 

a) Mengetahui waktu masuknya salat fardu 

b) Suci dari dua hadas (hadas besar dan kecil) 

c) Menutup aurat 

d) Menghadap kiblat 

e) Niat 

Serta orang tua mengajarkan anaknya tentang rukun salat
11

, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Niat 

b) Takbirat al- ih}ram 

c) Berdiri menghadap kiblat 

d) Membaca al-Fatihah 

e) Rukuk 

f) Bangkit dari rukuk 

g) Sujud 

h) I’tidal 

i) Tu’maninah 

j) Tasyahud akhir 

k) Salam 

                                                 

11
Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Ibadah (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2009), h. 180-198. 
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l) Tertib 

Orang tua dalam mengajarkan bacaan salat kepada anaknya hendaknya 

bacaan yang agak pendek-pendek  agar mudah  dihafal oleh anak. Begitupula bacaan 

yang lainnya hendaknya diajarkan secara berulang-ulang sehingga anak dapat 

menghafalnya dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan perkembangan anak, 

yang masih kecil baru belajar salat tentulah sulit untuk mengucapkan dan menghafal 

ayat-ayat yang panjang. 

Selain bacaan salat, orang tua perlu mengajarkan kepada anak mereka 

mengenai waktu-waktu salat dan jumlah rakaat setiap salat, agar anak mengingat 

dan mengerti waktu-waktu salat dan jumlah rakaatnya yang harus dikerjakan. Dan 

tidak kalah penting juga untuk diajarkan adalah sunah salat. Yang meliputi 

perbuatan yang disunahkan pada waktu  sebelum salat dan di dalam salat, misalnya 

sebelum salat disunahkan mengumandangkan azan dan ikamah. 

5. Metode pendidikan salat 

Dalam al-Qur’an dan sunah ditemukan sejumlah metode pendidikan yang 

tampaknya masih cukup relevan untuk diterapkan pada masa sekarang ini. 

Penggunaan metode tidak terbatas pada pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, 

tetapi berlaku juga untuk proses mendidik anak yang dilakukan oleh orang tuanya. 

Di antara metode-metode yang sangat sederhana dan mudah untuk mendidik salat 

anak: 
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a) Keteladanan 

Metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan dengan cara pemberian 

contoh teladan yang baik kepada anak didik agar ditiru dan dilaksanakan.
12

 Dalam 

hal ini, meniru apa yang dilihatnya. Maka, prinsip meniru ini dapat digunakan salah 

satu sarana untuk mengajarkan salat anak. Kecenderungan manusia untuk belajar 

lewat meniru ini menyebabkan ketauladanan menjadi sangat penting dalam proses 

belajar-mengajar.
13

 

Nabi saw. disamping sebagai Rasul Allah juga  sebagai guru besar dan 

pendidik yang memberikan contoh teladan yang sangat baik sebagai dasar utama 

yang patut diteladani oleh setiap pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

luhur. Keteladanan Rasulullah saw. dinyatakan dalam firman Allah swt. QS al-

Ahzab/33 :21. 

 َ ِ  رَسُولِ  فِ  مكَُْ  كََنَ  لَدْ م لَّّ
 
نةٌَ  أُسْوَةٌ  أ ِّمَن حَس َ َ  يرَْجُوإ   كََنَ  م لَّّ

 
ميَْوْمَ  أ

 
لْءَإخِرَ  وَأ

 
َ  وَذَنَرَ  أ لَّّ

 
 نَثِيًرإ أ

Terjemahnya: 

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. 

                                                 

12
Munir, Implementasi Hadis Pendidikan Shalat Terhadap Anak, pada Masyarakat di 

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, (Cet. I; Makassar: Alauddin University PressMakassar, 

2011), h. 87. 

13
Menerapkan tiga metode yakni pertama, pembiasaan yang merupakan salah satu metode 

pendidikan yang sangat penting terutama bagi anak-anak usia dini. Kedua,  metode kisah atau cerita 

merupakan sarana pendidikan yang penting di dalam pendidikan Islam, karena sangat berpengaruh 

secaa kejiwaan emosional seseorang yang mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ketiga, metode 

memberikan hadiah atau hukuman, pemberian ini bukan merupakan tindakan balas dendam dan 

emosional, tetapi merupakan metode pendidikan yang didasari rasa cinta dan kasih sayang, 

memberikan nasihat yang baik. Konsep dasar pendidikan kedisiplinan anak melalui keteladanan 

dalam melaksanakan salat itu diperintahkan ketika bermur tujuh tahun. Lihat Nawir Radjaming, 

‚Konsep Islam tentang Pembinaan Kedisiplinan Anak di Rumah Tangga‛, Tesis (Makassar, Fak. 

Tarbiyah dan Perguruan UIN Alauddin Makassar, 2004), h. 128. 
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Allah swt. memberikan gambaran bahwa dalam pribadi Rasulullah saw. 

memiliki teladan yang baik. Beliau bukan hanya sosok kepala negara namun beliau 

menjadi sosok guru, kepala rumah tangga yang patut diteladani oleh umat Islam dan 

bagi umat manusia yang memberikan petunjuk umatnya.
14

 

Keteladanan merupakan faktor penentu sifat dan sikap yang baik atau buruk 

dari anak. Seorang anak mudah merekam ataupun meniru terhadap apa yang 

dilakukan oleh orang yang ada disekitarnya, terutama orang tua merupakan figur 

bagi seorang anak. Bahkan secara tidak sadar figur pendidik itu tergambar dalam 

jiwa seorang anak. 

b) Pembiasaan 

Metode pembiasaan ini merupakan metode pendidikan yang tepat, meskipun 

terkadang pengaruhnya sangat besar pada pembentukan pribadi seseorang. Ternyata, 

pembiasaan tidak hanya mengenai yang batin tetapi juga menyangkut masalah 

lahiriah. Sama halnya orang yang biasa memegang stir mobil lebih baik menyetir 

ketimbang orang yang menguasai teorinya, tetapi jarang membawa mobil.  

Menurut Muhammad Qutb sebagaimana yang dikutip oleh Munir, 

pembiasaan merupakan metode yang sangat istimewa dalam kehidupan manusia. 

Dengan pembiasaan ini, terjadi perubahan seluruh sifat-sifat yang bukan hanya 

sekedar sifat baik, tetapi menjadi kebiasaan yang terpuji di dalam diri seseorang
15

. 

                                                 

14
Munir, Implementasi Hadis Pendidikan Shalat Terhadap Anak, pada Masyarakat di 

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, h. 87. 

15
Munir, Implementasi Hadis Pendidikan Shalat Terhadap Anak, pada Masyarakat di 

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, h. 90. 
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Oleh karena itu, ada potensi sifat baik pada anak, jika dibiasakan akan menjadi sifat 

baik dan terpuji yang integral dengan kepribadiannya. 

Pembiasaan harus diterapkan sejak anak masih kecil sehingga apa yang 

dibiasakan terutama yang berkaitan dengan akhlak, akan menjadi kebiasaan yang 

sempurna. Sehingga dapat membuat anak cenderung melakukan hal yang baik dan 

meninggalkan yang buruk. Pada akhirnya, dapat membentuk sikap membina moral 

dan pribadi anak menjadi manusia yang taat beragama.  

Zakiah Daradjat menyatakan bahwa ‚Pembiasaan dalam melaksanakan 

pendidikan agama pada anak sejak dini sangat penting dalam pembentukan pribadi 

akhlak dan agama pada umumnya. Serta kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai 

dengan ajaran agama yang dibentuk sejak awal lahir menjadi dasar pokok dalam 

pembentukan kepribadian anak. Jiwa kepribadian anak dipenuhi oleh nilai-nilai 

agama sehingga terhindar dari kelakuan-kelakuan yang tidak baik‛
16

. Jadi apabila 

anak pada waktu kecil tidak diberikan latihan keagamaan atau memberikan dengan 

cara yang kaku, maka pada dewasanya nanti cenderung kepada hal-hal yang kurang 

peduli terhadap agama atau kurang merasakan pentingnya agama. Sebaliknya 

semakin banyak anak mendapatkan latihan-latihan keagamaan waktu kecil, semakin 

terasa kebutuhannya kepada agama saat dewasa nanti. 

Demikian juga dengan salat, anak kecil yang sudah dibiasakan mengerjakan 

salat tentu kebiasaan itu akan terbawa hingga menjadi besar dan dewasa. Oleh 

karena itu, telah menjadi kebiasaan. Kebiasaan seseorang akan memberikan makna 

yang mendalam dan berpengaruh terhadap pribadi seseorang pada masa yang akan 

                                                 

16
Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Cet. XV; Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 63. 
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datang. Teori asosiasi melibatkan rangsangan atau stimulus agar terjadi 

pengulangan.  

Teori asosiasi ini merupakan hukum aktifitas mental, yang menyatakan 

bahwa sumber pengetahuan itu adalah pengalaman yang dirasa yang membentuk 

pengetahuan. Pengetahuan itu didapatkan dari informasi indrawi  berupa 

pembiasaan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hume yang dikutip oleh Munir 

adalah sebagai berikut: 

‚Kebiasaan adalah bimbingan yang terbesar dalam kehidupan manusia. 

Merupakan dasar yang membuat pengalaman seseorang bermanfaat terhadap dirinya 

dan menjadi harapan untuk masa yang akan datang. Kebiasaan merupakan latihan 

dari masa lalu.  Tanpa pengaruh kebiasaan, seseorang tidak dapat mengetahui  sama 

sekali setiap keadaan yang muncul secara tiba-tiba dalam benak dirinya‛.
17

 

Dari berbagai pernyataan di atas, penulis dapat memahami bahwasanya  

kebisaan itu sangat memberi pengaruh bimbingan terhadap kehidupan manusia. 

Latihan-latihan dimasa lalu itu sangat berarti. Karena tanpa latihan atau 

pembiasaan, maka seseorang akan mudah melupakan masa yang lalu. Begitu pun 

dengan seorang anak, yang dilahirkan tanpa pengetahuan sama sekali, sehingga ia 

akan mengetahui sesuatu dengan pengalaman indrawi. Dengan kebiasaan itu, bagi 

anak akan membuatnya cenderung untuk mengulanginya. 

c) Nasihat 

Nasihat pendidik dapat membangun kepribadian anak, sebagaimana nilai 

yang terkandung di dalamnya memberikan implikasi psikologis terhadap 

                                                 

17
Munir, Implementasi Hadis Pendidikan Shalat Terhadap Anak, pada Masyarakat di 

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, h. 93. 
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perkembangan pendidikan anak. Di dalam jiwa terdapat pembawaan yang dapat 

dipengaruhi oleh kata-kata yang didengar. Pembawaan itu biasanya tidak tetap. Oleh 

karena itu, kata-kata tersebut harus diulang-ulang. 

Muhammad Qutub memberikan gambaran tentang hubungan nasihat dengan 

perkembangan jiwa, sebagaimana yang dikutip oleh Munir. Beliau  mengatakan 

bahwa nasihat yang berpengaruh membuka jalannya kedalam jiwa secara langsung 

melalui perasaan.
18

  

Metode nasihat sangat efektif dalam pembentukan keimanan, 

mempersiapkan moral, spiritual, dan sosial peserta didik. Membuka mata peserta 

didik terhadap hakikat sesuatu serta memotivasinya untuk bersikap luhur, berakhlak 

mulia dan membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam. 

d) Hukuman  

Hukuman termasuk salah satu sarana pendidikan yang berhasil. Yang 

diberikan kepada anak bukan merupakan tindakan balas dendam dan emosional, 

tetapi merupakan metode pendidikan yang didasari rasa cinta dan kasih sayang. 

Hukuman bagi anak penting agar ia mengetahui baik buruk suatu tindakan yang 

dilakukannya dan menghindari perbuatan yang buruk. 

Pemberian hukuman kepada anak tidak boleh membawa dampak harga diri 

anak terlecehkan dan harus mempertimbangkan bahaya dan manfaat dari hukuman 

yang akan diberikan. Hukuman pukul merupakan jalan terakhir bila hukuman yang 

lain tidak dapat diterapkan. 

                                                 

18
Munir, Implementasi Hadis Pendidikan Shalat Terhadap Anak, pada Masyarakat di 

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, h. 96. 
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Mengenai perintah untuk memukul anak yang meninggalkan salat bila usia 

sepuluh tahun, dengan lafal wadribu>hu  ‘alaiha ibnu ‘asyarah, pukullah anak jika 

tidak mengerjakan salat pada usia sepuluh tahun. Apabila dalam usia sepuluh tahun 

anak enggan melaksanakan salat, maka orang tua wajib menasihati  dan 

mengingatkannya. Adapun memukul yang dimaksud dalam hal ini pukulan yang 

tidak membahayakan dan menghindari untuk memukul wajah.
19

 

Syariat yang mengajarkan bahwa pada anak usia sepuluh tahun tidak 

melakukan salat harus dipukul. Dengan demikian, penulis memahami bahwa orang 

tua tidak  dibenarkan melakukan pukulan tersebut.  Anak tidak akan melakukan salat 

secara tetap, apabila hanya diperintahkan saja. Oleh karena itu, anak memerlukan 

pendidikan, latihan dan pembiasaan terhadap suatu hal yang membuatnya terlatih.  

Sebaliknya apabila orang tua memerintahkan salat secara ketat pada usia 

sepuluh tahun (sudah balig), tanpa memberikan latihan, pendidikan, dan pembiasaan 

pada waktu-waktu sebelumnya. Maka itu merupakan tindakan yang keliru. 

Selayaknya orang tua memberikan perhatian kepada anak sejak kecil, memantau 

pelaksanaan salatnya, sebagai pertanggungjawaban kepada Allah swt. 

 

B. Kaidah Kesahihan dan Fiqh  al-H{adi@s\ 

1. Kaidah Kesahihan Hadis 

Penelitian sebuah hadis sangat urgen untuk dilakukan, dikarenakan dengan 

kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Oleh karena itu, terkhusus 

                                                 

19
Wajah adalah bahagian anggota tubuh yang senantiasa dirawat dan dijaga oleh setiap 

manusia. Wajah juga merupakan bahagian penting dari kepala, yang terdapat bermacam-macam indra 

manusia yang sangat berguna bahi kehidupan. Oleh karena itu, wajar memukul wajah itu dilarang. 
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pada pembahasan peneliti yang akan meneliti tentang hadis pendidikan salat 

terhadap anak. Salah satu cara untuk mengetahui orisinalitas hadis tersebut 

diperlukan penelitian. 

Penelitian hadis mencakup sanad dan matan. Dalam melakukan penelitian 

hadis, para ulama muhaddisin menciptakan berbagai kaidah kesahihan hadis yakni 

syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu sanad dan matan hadis. Kriteria 

ini ada yang bersifat khusus dan umum, yang bersifat umum disebut kaidah mayor 

dan khusus kaidah minor. Kaidah yang bersifat khusus merupakan rincian dari 

kaidah yang bersifat umum, artinya kaidah mayor tersebut dijabarkan ke dalam 

beberapa kaidah minor yang lebih terperinci.  

Menurut Ibnu S{alah ada lima unsur yang menjadi kaidah kesahihan hadis 

(sanad dan matan), sebagaimana yang dikutip oleh M. Syuhudi Ismail. Unsur 

tersebut yaitu  ittis}al al-sanad (sanadnya bersambung), ‘ada>lah al-ra>wi@ (periwayat 

bersifat adil),  d}abt} al-ra>wi@ (periwayat bersifat dabit) sala>mah min al-syuz\uz\ 

(terhindar dari syuz\u>z\ ), dan sala>mah min al-‘illah (terhindar dari ‘illat).20
 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kaidah kesahihan hadis 

yang berkenaan dengan sanad meliputi ittis}al al-sanad (sanadnya bersambung), 

‘ada>lah al-ra>wi@ (periwayat bersifat adil),  d}abt} al-ra>wi@ (periwayat bersifat dabit) 

sala>mah min al-syuz\uz\ (terhindar dari syuz\u>z\ ), dan sala>mah min al-‘illah (terhindar 

dari ‘illat). Sedang dua kaidah terakhir merupakan kaidah bagi kesahihan matan 

hadis. 

 

                                                 

20
Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 

Pendekatan Ilmu Sejarah, (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 123-124. 
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a) Kaidah Kesahihan Sanad 

Salah  satu pokok permasalahan dalam peneletian ini adalah kesahihan hadis. 

Untuk mengetahui sahih tidaknya suatu hadis maka diperlukan teori kesahihan 

hadis. Dalam hal ini penulis menggunakan teori menurut M. Syuhudi Ismail yang 

menggunakan lima kaidah  dengan membagi dalam kedua kaidah yakni kaidah 

mayor dan kaidah minor. Dimana  kaidah minor kesahihan sanad hadis adalah 

rincian dari kaidah mayor itu sendiri: 

1. Ittis}al al-sanad (Sanadnya bersambung) 

Hadis sanadnya bersambung maksudnya adalah tiap-tiap periwayat dalam 

sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan 

itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu.
21

 Hadis yang 

bersambung sanadnya disebut muttas}il dan yang sanadnya sampai kepada sahabat 

disebut maukuf dan yang sampai kepada Nabi disebut marfu’. Oleh karena itu, 

kaidah minornya adalah: 

a) Marfu’, yang disandarkan pada Nabi saw. 

b) Muttas}il, meliputi biodata setiap periwayat lengkap (bukan majhul dan 

mubham), mu’asarah wa liqa’ (melacak guru murid, lahir atau wafat dan rihlah 

ilmiah). 

                                                 

21
Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnya suatu sanad, dapat menempuh 

dengan penelitian pertama,  mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti, kedua, 

mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat dengan melalui kitab-kitab rija>l al-hadis 

(misalnya tahz\i@b al-tahzi@b karya Ibn H{ajar al-Asqala>ni@) serta mengetahui apakah anatara periwayat 

yang satu dengan periwayat yang lain terdapat hubungan paling tidak sezaman masa hidupnya, guru 

dan murid dalam periwayatan hadis, ketiga, meneliti kata-kata yang menghubungkan para periwayat 

dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni berupa h}addas\ani@, h}addas\ana>, ‘an, anna, dan 

sebagainya. Lihat M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan 

dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, h. 128.  
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c) Bebas dari syuz\uz\, sanadnya tidak berbeda dengan riwayat lebih s\iqah (dari 

aspek kuantitas dan kualitas). 

d) Bebas dari ‘illah, sanadnya terjadi kesalahan yang sulit dilacak (maqlub, mauquf, 

maqtu, mudraj ).22 

2. ‘Ada>lah al-ra>wi@ (Periwayat bersifat adil) 

Adil secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berat 

sebelah, tidak sewenang-wenang
23

. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan di 

antara para Muhaddisin tentang apa yang dimaksud dengan periwayat bersifat adil. 

Walaupun demikian penulis lebih cenderung pendapat M. Syuhudi Ismail yang 

menyimpulkan dari beberapa pendapat sebagai berikut: 

a) Beragama Islam, pada saat meriwayatkan hadis 

b) Mukalaf yang meliputi balig dan berakal, pada saat meriwayatkan hadis 

c) Melaksanakan ketentuan agama, yaitu tidak pernah melakukan dosa besar dan 

tidak sering melakukan dosa kecil 

d) Memelihara muruah,  yaitu menghindari hal-hal yang dapat merusak harga 

dirinya (bukan dosa)
24

 

Secara implisit telah tercakup pada empat poin yang dimaksud dengan 

periwayat yang adil. Oleh karena itu, kaidah minornya adalah beragama Islam, 

mukalaf, melaksanakan ketentuan agama, dan menjaga muru’ah.. 

 

                                                 

22
M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya, (Cet. 

Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 77.  

23
Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, h. 9. 

24
M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya, h. 78. 
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3. D{abt} al-ra>wi@ (Periwayat bersifat dabit) 

Dabit secara bahasa berarti kokoh, kuat dan tepat, mempunyai hafalan yang 

kuat dan sempurna.
25

 Sedangkan menurut Muh}addis\i@n, dabit adalah sikap penuh 

kesadaran dan tidak lalai, kuat hafalannya bila hadis yang diriwayatkan berdasarkan 

hafalan, benar tulisannya manakala hadis yang diriwayatkan berdasarkan tulisan, dan 

jika meriwayatkan secara makna, maka ia pintar memilih kata-kata yang tepat 

digunakan.
26

 Adapun kaidah minornya adalah sebagai berikut: 

a) Memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya. Tepat dalam 

meriwayatkan bi al-ma’na. 

b) Menghafal dengan baik riwayat yang diterimanya. Tidak melakukan perubahan 

sanad dan matan hadis. 

c) Meriwayatkan  dengan baik, benar  menyampaikan riwayat yang diterima kepada 

orang lain.
27

 

Demikianlah acuan kaidah mayor dan minor bagi sanad di atas, bahwa kaidah 

kesahihan sanad meliputi kaidah mayor terdiri dari ittis}a>l al-sanad, ‘ada>lah al-ra>wi@, 

d}abt} al-ra>wi@. Masing-masing mempunyai kaidah minor. 

b) Kaidah Kesahihan Matan 

Kaidah kesahihan matan hadis mengacu pada kaidah mayor, yaitu terhindar  

dari sya>z\\  atau ‘illat.28
 Sebagaimana yang telah dirumuskan M. Syuhudi Ismail. Pada 

                                                 

25
Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali@ Abu> al-Fad}l Jama>luddi@n Ibn Manzu>r al-Ans}a>ri@ al-

Ruwaifa’i@ al-Ifri@qi@, Lisa>n al-‘Arab, juz VII (Cet. III; Beiru>t: Da>r S{a>dir, 1414), h. 340. 

26
Nu>ruddi@n Muh}ammad ‘Itr al-H{ali@, Manhaj al-Naqd Fi@ ‘Ulu >m al-H{adi@s\, juz I (Cet. III; 

Su>riah: Da>r al-Fikr, 1997), h. 66. 

27
M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 

Pendekatan Ilmu Sejarah, h. 135-136. 
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kaidah mayor tersebut akan dijabarkan ke dalam beberapa kaidah minor yang lebih 

spesifik, berkenaan dengan langkah sistematis dan metode dalam menentukan 

kesimpulan terkait terhindar atau tidaknya sebuah riwayat dari syuz\uz\, atau ‘illat. 

Hingga berakhir pada kesimpulan sahih atau tidaknya matan hadis yang diteliti.  

Para ulama bersepakat bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu 

matan hadis yang berkualitas sahih ada dua macam, yakni terhindar dari syuz\uz\, 

(kejanggalan) dan terhindar dari ‘illah (cacat), yang mengharuskan keduanya 

menjadi acuan utama dalam meneliti matan hadis.
29

 

Sya>z\  secara etimologi berarti menyendiri, asing, menyalahi aturan dari orang 

banyak
30

. Kata sya>z\ sebagai sebuah konsep atau teori tidak dikenal pada masa 

Rasulullah saw. boleh jadi  istilah sya>z\ baru dikenal sekitar abad kedua hijriah, 

ketika Imam al-Syafi'i (150-204 H)
31

, menamai sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 

seorang periwayat yang s\iqah dimana hadis tersebut ternyata bertentangan dengan 

hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas periwayat yang s\iqah pula dengan 

istilah hadis sya>z\. 

Selain dalam ulum al-hadis, istilah syuz\uz\ juga dikenal dalam beberapa 

disiplin ilmu lain seperti disiplin ilmu us}u>l al-fiqh, ulu>m al-Qur’an. Dalam disiplin 

ilmu us}u>l al-fiqh  istilah ini dapat ditemukan dalam pembahasan mengenai 

                                                                                                                                           

28
Rajab, Kaidah Kesahihan Matan Hadis (Cet. I; Yogyakarta: Grha Guru, 2011), h. 90. 

29
Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi; Refleksi Pemikiran 

Pembaharuan Muhammad Syuhudi Ismail, Edisi II(Ciputat: MSCC, 2005),  h. 109. 

30
Ibra>hi@m Mus}t}afa>, Ah}mad al-Zayya>t, H{a>mid ‘Abd al-Qa>dir, dan Muh}ammad al-Najja>r, Al-

Mu‘jam al-Wasi@t},  juz I (t.p.: Da>r al-Da‘wah, t.th.), h. 476. 

31
Ada dua ketentuan yang harus dipenuhi oleh hadis sya>z\ dalam definisi al-Syafi’i, yaitu 

pertama  hadis diriwayatkan oleh seorang yang s\iqah, kedua  riwayat tersebut berbeda dengan riwayat 

periwayat  lain pada hadis yang sama, tetapi lebih kuat. 
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penentuan hukum suatu masalah yang didasarkan atas ijma’. Penentuan hukum ini 

sudah disepakati oleh sekelompok orang, namun ada salah satu di antara mereka 

yang memisahkan diri dari kesepakatan tersebut, dengan berpegang pada pendapat 

(hukum)-nya sendiri. Pendapat (hukum) yang demikian, oleh ulama us}u>l  disebut 

sebagai pendapat yang mengandung syuz\uz\, karena bertentangan dengan hukum 

yang telah disepakati bersama. 

Istilah syuz\uz\  bukanlah nama bagi sebuah kualitas hadis dengan ciri-ciri 

khusus. Ia merupakan kaidah mayor, bagi hadis yang terungkap ada ‘illah (penyakit)-

nya setelah dilakukan metode muqa>ranah  antar  riwayat yang sama. Sebab, tidak 

ada hadis yang murni dianggap sya>z\  hanya karena perbedaannya dengan riwayat 

yang lebih kuat. Pasti ada sebab lain yang menyertai, dan hadis sya>z\  dengan sebab 

lain itu telah memiliki nama atau istilah tersendiri. Sebab-sebab itu sekaligus 

menjadi kaidah minor dari syuz\uz\.  

Menurut al-Khatib al-Bagdadi patokan yang dijadikan dalam penelitian 

matan hadis untuk mengetahui adanya sya>z\  dalam suatu hadis, adalah sebagaimana 

yang dikutip oleh M. Syuhudi Ismail sebagai berikut: 

1) Tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Quran yang muhkam. 

2) Tidak bertentangan dengan akal sehat 

3) Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir  

4) Tidak bertentangan dengan amalan yang menjadi kesepakatan ulama salaf. 

5) Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti. 

6) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitasnya lebih kuat.
32

 

                                                 

32
M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya, h. 79. 
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Di samping enam patokan di atas, M. Syuhudi Ismail menambahkan satu 

patokan yaitu mempunyai susunan bahasan yang baik dan sesuai dengan fakta 

sejarah,
33

 yakni matan hadis harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tidak 

bertentang dengan fakta sejarah yang ada. 

Menurut Shalah al-Din al-Adlabi patokan yang dijadikan penelitian matan 

hadis sebagaimana yang dikutip M. Syuhudi Ismail adalah sebagai berikut: 

1) Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an 

2) Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat 

3) Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indra, dan sejarah 

4) Susunan pernyataannya menunjuka ciri ciri sabda kenabian 

Pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa patokan dalam penelitian 

matan hadis, sesuai hadis yang peneliti akan kaji. Dalam hal ini menjadi kaidah 

minor pada sya>z\ adalah sebagai berikut: 

1) Tidak bertentangan dengan al-Quran.  

2) Tidak bertentangan dengan hadis lain  

3) Tidak bertentangan dengan sejarah  

4) Tidak bertentangan dengan kaidah kebahasaan  

5) Tidak bertentangan dengan akal sehat.  

                                                 

33
M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya,  h. 79. 
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Sedangkan ‘illah  secara etimologi  memiliki banyak pengertian yaitu 

penyakit atau sebab
34

.  Secara istilah kata ‘illah  dapat dilihat dari segi pengertian, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Dalam ilmu tata bahasa Arab, ‘illah  dimaksudkan sebagai nama bagi huruf-huruf 

yang dibunyikan dengan suara lemah dan mati (setara dengan huruf vokal dalam 

bahasa  Indonesia), yang  terdiri  dari   huruf-huruf  alif (  ٔأ ),  wa>w ( و ), dan ya> ( 

  .( ي

b. Sedangkan dalam disiplin ilmu usūl al-fiqh, ‘illah berarti sesuatu di mana hukum 

ditetapkan padanya atas dasar kemaslahatan, atau suatu sifat yang diketahui 

(melekat pada hukum) sebagai tanda adanya hukum (al-wasf al-mu‘arraf li al-

hukm). 

c. Dalam istilah Muhaddis\i@n, ‘illah  adalah sebab tersembunyi yang masuk ke 

dalam hadis sehingga merusak kesahihannya.  

d. Sedangkan hadis mu‘allal adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang 

periwayat s\iqah, yang berdasarkan telaah salah seorang kritikus ternyata 

mengandung ‘illah  yang merusak kesahihannya, meski secara lahiriah terhindar 

dari ‘illah tersebut.
35

  

                                                 

34
Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, juz IV (t.tp: Da>r 

al-Fikr, 1979), h. 14.  Penyakit disebut sebagai ‘illah karena jika ia masuk ke dalam tubuh, maka ia 

mengubah tubuh yang dimasukinya dari kuat menjadi lemah. Dan sebab juga disebut ‘illah karena 

terkadang pernyataan itu yang berarti sebabnya. 

35
Kaidah penting untuk mengetahui ‘illah hadis adalah kecerdasan para peneliti hadis yang 

merupakan refleksi keluasan wawasan mereka tentang hadis dan pengetahuan mereka tentang para 

periwayat serta hadis-hadis menjadikan mereka memiliki pemahaman khusus, sehingga mereka 

mengetahui bahwa suatu hadis menyerupai hadis periwayat tertentu dan tidak menyerupai hadis 

orang lain. Selanjutnya mereka menilai adanya ‘illah pada beberapa hadis hanya dapat diketahui 

dengan pemahaman dan pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh ahli ilmu lain. 
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Berangkat dari definisi diatas, ‘illah yang dimaksud penulis adalah ‘illah 

yang dikemukakan  dalam istilah Muhaddis\i@n, yaitu sebab tersembunyi yang masuk 

ke dalam hadis sehingga merusak kesahihannya. Dan hadis yang secara lahiriah 

terhindar dari ‘illah, tetapi setelah diteliti ternyata mengandung ‘illah yang 

merusakkan kesahihannya.
 
Oleh karena itu, suatu matan hadis yang mengandung 

cacat mengurangi nilai dan kualitas hadis. 

Adapun yang menjadi patokan dalam penelitian matan hadis untuk 

mengetahui adanya ‘illah, dalam hal ini menjadi kaidah minornya adalah sebagai 

berikut: 

1) Tidak maqlu>b yaitu hadis yang mengalami pemutar balikan matan, yang 

seharusnya diawal ditempatkan diakhir atau sebaliknya. 

2) Tidak mudraj, yaitu hadis yang mengalami sisipan, baik dari matan hadis lain 

maupun dari ucapan periwayat 

3) Tidak mazi>d yaitu hadis yang mengalami tambahan dari periwayat s\iqah 

(Ziya>dah al-S|iqah)  

4) Tidak mud}t}t}arib  yaitu hadis yang diriwayatkan dari seorang periwayat atau 

lebih dengan beberapa redaksi yang berbeda dan dengan kualitas yang sama 

sehingga tidak ada yang dapat diunggulkan dan tidak dapat dikompromikan. 

5) Tidak  mus}ah}h}af   yaitu hadis yang mengalami perubahan suatu kata dalam 

hadis dari bentuk yang telah dikenal kebentuk yang lain. 

6) Tidak  muh}arraf   yaitu hadis yang padanya terjadi perubahan syakal 

sedangkan hurufnya masih tetap.   
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2. Fiqh al-H{adi@s\ 

Fiqh al-h}adi@s\ terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan hadis. Fiqh  secara bahasa 

bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya. Secara istilah fiqh adalah 

mengetahui hukum-hukum syariat dalam tataran praktik (amaliah bukan akidah), 

yang diambil dari berbagai dalil yang terperinci. Sementara hadis secara bahasa 

bermakna pembicaraan. Secara istilah hadis adalah segala hal yang disandarkan 

kepada Nabi saw. baik itu perbuatan, perkataan, persetujuan, atau sifat beliau
36

. 

Dengan demikian, fiqh al-h}adi@s\  merupakan sebuah istilah yang secara bahasa 

adalah memahami matan hadis. Adapun secara istilah ulama mendefinisikannya 

dengan berbeda pendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Yusni Amru 

Ghozaly sebagai berikut: 

a. Menurut al-Qadli Iyadl fiqh al-h}adi@s\  adalah mengupas hikamh dan hukum dari 

nas-nas hadis sekaligus makna-maknanya memperjelas lafal-lafal yang muskil 

dengan penafsiran yang paling tepat dan mempertemukan hadis-hadis yang 

mengandung kontradiksi secara terperinci dan terkonsep. 

b. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani fiqh al-h}adi@s\  adalah menyingkapi makna-makna 

dan mengeluarkan detail-detail (kandungan) hadis, serta menyelidiki berbagai 

tema yang menunjukan adanya hubungan dengan hadis yang diriwayatkan. 

c. Menurut Syaih al-Thahrani (ulama kontemporer) fiqh al-h}adi@s\  adalah bagian 

dari disipin ilmu hadis yang khusus membahas matan hadis sehingga dikupas 

mengenai kupasan bahasanya, menjelaskan keadaannya dari sisi tekstual dan 

                                                 

36
Abu> H{afs}in bin Ah}mad Mah}mud T{ahha>n al-Na’i@mi@, Taisir Mus}t}alah} al-H{adi@s\, Juz I (Cet. 

X; t.t.:  Maktabah al-Ma’a>rif li al-Nasyr wa al-Tauz\i’, 2004), h. 17. 
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kontekstualnya, sisi umum dan khususnya, sisi mathluq muqayyad-nya, mujmal 

mubayyan-nya, kontradiktif dan tidaknya dengan nas yang lain. 

d. Menurut Ali bin Nayif fiqh al-h}adi@s\  adalah pemahaman yang mendalam 

terhadap nas nabi dengan memperhatikan krakteristik sikap Nabi saw. dan 

keadaan orang yang menerima ajaran beliau sesuai konteks zaman dan kondisi 

tempat. 

e. Menurut Arifuddin Ahmad  fiqh al-h}adi@s\  diartikan sebagai teknik interpretasi 

terhadap hadis dikaji dalam sebuah ilmu yang dikenal ilmu ma’a>ni@ al-h}adi@s\37
. 

Yang meliputi teknik interpretasi secara tekstual, kontekstual, intertekstual, dan 

living sunnah.
38

 

Berbagai pernyataan di atas, penulis lebih cenderung pada pernyataan 

terakhir, bahwa fiqh al-h}adi@s\  merupakan pemahaman untuk memahami suatu matan 

hadis yang cakupannya teknik interpretasi secara tekstual, kontekstual, intertekstual 

dan living sunnah.  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 4 teknik interpretasi, 

yaitu: 

1) Tekstual 

Interpretasi tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan 

teksnya semata
39

. Dasar penggunaan  teknik ini adalah bahwa  setiap ucapan dan 

perilaku Nabi saw. tidak terlepas dari konteks kewahyuan bahwa segala sesuatu 

                                                 

37
Ilmu ma’a>ni@ al-h}adi@s\ adalah imu yang mempelajari tentang hal ihwal lafal dan makna yang 

terdapat di dalam berbagai matan hadis sesuai dengan tuntutan kondisinya. Lihat Arifuddin Ahmad, 

Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’a>i@ al-Hadis (Cet. II; Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 6. 

38
Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’a>i@ al-Hadis,  h. 3-4. 

39
Arifuddin Ahmad, Metode Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’a>ni@ al-Hadis, h. 19. 
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yang disandarkan kepada Rasulullah saw. merupakan wahyu. Hal ini didasarkan QS 

al-Najm/53: 3-4. 

مهْوََىٰٓ  عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا
 
لَّْ وَحٌِْ ي   )٣( أ

ِ
نْ هُوَ إ

ِ
 )٤(وحَِٰ إ

Terjemahnya: 

Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak 
lain (al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

40
 

Dalam menginterpretasikan hadis secara tekstual, maka perlu 

mengungkapkan beberapa hal sebagai pertimbangan agar memperoleh pemahaman 

yang utuh, yaitu sebagai berikut: 

a. Keragaman teknik periwayatan 

1. Riwayat dengan lafal dan makna 

a) Periwayatan hadis secara lafal adalah periwayatan hadis yang redaksinya atau 

matannya persis apa yang diwurudkan oleh Rasulullah saw.  

b) Periwayatan hadis secara makna adalah periwayatan hadis yang matannya tidak 

persis apa yang diwurudkan Rasulullah saw., namun tidak mengubah kandungan 

maknanya. 

Dengan demikian setelah peneliti melakukan kajian, hadis yang diteliti 

riwayat secara makna. 

2. Riwayat tamm (sempurna) dan naqis} 

a) Periwayatan tamm adalah periwayatan hadis dengan mengemukakan semua 

matan hadis, seperti yang diwurudkan oleh Rasulullah saw. 

                                                 

40
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 526. 
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b) Periwayatan naqis} adalah periwayatan hadis dengan mengemukakan sebagian 

matan hadis seperti yang diwurudkan oleh Rasulullah saw. 

Dengan demikian setelah penulis melakukan kajian, hadis yang diteliti 

riwayat secara tamm. 

b. Keragaman bentuk dan gaya bahasa 

1) Bahasa yang digunakan 

Dalam menyampaikan sabdanya Nabi saw. menekankan pada penggunaan 

bahasa fusha (bahasa standar), dan pemilihan kosa kata yang tepat.  

Dalam riwayat tersebut sangat jelas bahwa bahasa yang Nabi saw. gunakan 

adalah bahasa fusha (bahasa standar) sehingga penulis tidak kesulitan untuk 

memahaminya seperti pemahaman yang sebelumnya disampaikan pada pembahasan 

riwayat tamm. 

2) Logika bahasa 

Logika bahasa beararti melihat kandungan hadis-hadis Nabi saw. 

menunjukan jalinan hubungan yang logis. 

c. Keragaman aspek kandungan 

Al-Qur’an menawarkan beberapa aspek bahasan yang meliputi akidah, 

ibadah, dan akhlak, bahkan secara eksplisit ada yang menunjukkan targi>b, tarhi>b, 

dan irsya>d. Bila hadis merupakan baya>n dari al-Qur’an, maka tentu kandungan hadis 

juga meliputi tema-tema tersebut di atas.
41

 

Apabila hadis tersebut diperhatikan, maka jelas bahwa kandungan maknanya 

berkaitan dengan masalah ibadah, khususnya ibadah mahdah. 

                                                 

41
Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani Hadis, h. 59. 
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2) Kontekstual  

Interpretasi kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan 

memperhatikan sabab al-wurud atau konteks masa Nabi saw., pelaku sejarah dan 

peristiwanya dengan memperhatikan konteks kekinian.
42

 Adapun dasar penggunaan 

teknik interpertasi ini adalah bahwa nabi sebagai suri teladan yang baik sebagaimana 

dalam QS al-Ah}za>b/33: 21. 

َ نَثِيًرإملََدْ كََ  خِٓرَ وَذَنَرَ إلَّّ ْْ َ وَإميَْوْمَ إ نةٌَ مِمَنْ كََنَ يرَْجُو إلَّّ ِ أُسْوَةٌ حَس َ ِِ رَسُولِ إلَّّ  نَ مكَُْ 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. 

3) Intertekstual 

Interpretasi  intertekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan 

memperhatikan hadis lain atau ayat-ayat al-Qur’an yang terkait. Salah satu usaha 

memahami hadis Nabi saw. secara utuh adalah menggunakan teks lain untuk 

menjelaskan maksud yang terkandung dalam hadis tersebut. Apakah memahami 

hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis yang bersangkutan, atau 

memperhatikan hadis lain yang semakna atau memperhatikan ayat al-Qur’an yang 

terkait, atau memperhatikan fungsi hadis sebagai bayan terhadap al-Qur’an. Cara 

memahami seperti ini disebut dengan interpretasi intertekstual.
43
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Arifuddin Ahmad, Metode Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’a>ni@ al-Hadis, h. 117. 

43
Arifuddin Ahmad, Metode Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’a>ni@ al-Hadis, h. 87. 
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4) Living Sunnah 

Living sunnah adalah pemahaman terhadap hadis secara substansi dan 

formal; universal, lokal dan temporal yang merupakan sebuah bentuk aplikasi hadis 

Nabi  saw. Artinya, kesemua aplikasi tersebut merupakan bagian dari menghidupkan 

sunah.
44

 Dengan pengamalan hadis perlu pemahaman, yaitu sebagai berikut: 

a. Makna substansi dan formal 

Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam mengamalkan hadis Nabi saw. 

Dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman akan makna substansi dan formal dari 

hadis tersebut sehingga dalam pengaplikasiannya dapat sejalan dengan kedudukan 

dan misi kerasulan Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat bagi seluruh alam dan 

uswah hasanah (teladan yang terbaik) bagi umat manusia. Tentunya dalam hal ini, 

setelah melalui tahap interpretasi, baik secara tekstual, intertekstual maupun 

kontekstual. 

b. Bersifat universal, lokal, dan temporal 

Pengamalan hadis dalam menghidupkan sunnah  Nabi saw. tidak dapat 

dilepaskan dari kandungan petunjuk hadis-hadis tersebut, karena di antaranya ada 

yang bersifat universal, lokal dan temporal.  

Berangkat dari pemahaman tentang petunjuk kandungan yang terdapat dalam 

hadis yang penulis kaji, baik dari segi formalnya maupun substansinya, maka sudah 

dapat ditentukan sifatnya, baik itu universal, lokal dan temporal. Dengan demikian 

bahwa teknik interpretasi baik secara tekstual, kontekstual, intertekstual, merupakan 

suatu keniscayaan dalam memahami suatu hadis.  

                                                 

44
Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’a>ni@ al-H{adi@s, h. 187. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk pustaka 

lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara alami, apa 

adanya, dalam situasi normal dan tidak dapat dimanipulasi keadaan dan kondisinya, 

menekankan pada deskripsi secara alami, sebagai lawannya adalah eksperimen 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.
1
 Dengan kata lain informasi atau 

sajian datanya harus menghindari adanya evaluasi dan interpretasi dari penulis. Jika 

terdapat evaluasi atau interpretasi itu pun harus berasal dari subjek penelitian.
2
 

Penelitian ini penulis mengacu pada hadis-hadis yang terkait dengan 

pendidikan salat terhadap anak yang terdapat dalam kitab standar (kutub al-tis’ah), 

kemudian penelitian diarahkan ke lapangan untuk mendapatkan data tentang 

bagaimana penerapan hadis tentang mendidik salat terhadap anak, khususnya anak 

di Madarasah Ibtidaiyyah al-Mubarak DDI Tobarakka, kec. Pitumpanua, kab. Wajo, 

Sulawesi Selatan. Selain itu, tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar  belakang keadaan sekarang, dan interaksi 

                                                 

1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D (Cet. XIV; Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 9.   

2
Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir (Cet. II; Yogyakarta: Idea Press 

Yogyakarta, 2015), h. 110-111. 
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lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.
3
 Oleh 

karena itu, penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian pustaka dan 

lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fieldwork), sehingga harus 

menentukan lokasi yang akan menjadi lokasi penelitian. Lokasi tersebut pada 

nantinya digunakan untuk menggali semua informasi yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Penelitian akan dilakukan di Madrasah Ibtidaiyyah al-Mubarak DDI 

Tobarakka, kec. Pitumpanua, kab. Wajo Sulawesi Selatan.  

 

B. Pendekatan Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa pendekatan yang dianggap relevan dengan judul penelitian 

ini yaitu: 

1. Pendekatan ilmu hadis, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui 

kredibilitas hadis tentang pendidikan salat terhadap anak, yang berlandaskan 

pada kitab ilmu jarh wa ta’dil, ilmu ma’a>ni@. 

2. Pendekatan psikologi, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui 

perkembangan psikis anak dari kecil sampai dewasa dalam menerima 

pendidikan dari orang tua mereka. Dengan melalui ini, dapat diketahui 

bagaimana tindakan atau sikap yang perlu dilakukan orang tua dalam sikap 

penanaman nilai-nilai agama. 
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Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian,  Edisi I (Yogyakarta: RajaGrafindo, 2003), h. 
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C. Instrumen Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang digunakan dan 

disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri sebagai instrumen (human 

instrument), kemudian alat yang digunakan oleh peneliti adalah alat tulis menulis; 

buku dan pulpen sebagai alat untuk mencatat informasi yang ditemukan saat 

observasi, serta kamera sebagai alat untuk mendapatkan gambar, dan rekaman untuk 

membantu saat wawancara.
4
 

2. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian. 

Karena tujuan utamanya untuk mendapatkan data. Dalam  pengumpulan data yang 

akan dilakukan pada penelitian ini dibutuhkan  metode pengumpulan data yang 

tersusun secara benar dan sesuai dengan tujuan penelitian.
5
 Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Sumber  data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan, dan data 

tambahan seperti dokumen, dan lain-lain
6
. Sumber data dalam penelitian ini terbagi 

atas dua bagian, yaitu:  
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, h. 222. 

5
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, h. 224-225. 

6
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Cet. XX; Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2006), h. 157. 
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1) Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari 

lapangan. Yang dapat diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Peneliti akan melakukan observasi di lokasi penelitian yaitu anak di Madrasah 

Ibtidaiyyah al-Mubarak DDI Tobarakka, selama beberapa hari. Setelah observasi, 

peneliti melakukan wawancara dengan para murid serta guru Pendidikan Agama 

Islam di Madrasah tersebut. Dan melakukan dokumentasi yang diperoleh langsung 

oleh peneliti pada saat di lapangan. Yang termasuk ke dalam sumber data primer 

yaitu informan.
7
 Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan Madrasah 

Ibtidaiyyah DDI  Tobarakka,  guru fikih dan guru Al-qur’an hadis. 

2) Sumber  data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk 

data, yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan
8
, yang diperoleh 

dari dokumen dan juga buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian ini yaitu 

pendidikan salat terhadap anak. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti antara 

lain kepustakaan.  

Kepustakaan yang dimaksud adalah literatur dan hasil penelitian yang 

relevan. Sumber data tertulis ini seperti laporan penelitian ilmiah, skripsi, buku-buku 

yang relevan, media massa, dan lain-lain. Peneliti menggunakan kepustakaan dari 

                                                 

7
Informan adalah orang yang dimintai informasi oleh pewawancara yang diperkirakan 

menguasai dan memahami data-data terkait objek yang sedang diteliti, lihat  M. Burhan Bungin, 

Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya  (Cet. VI; 

Jakarta: Kencana, 2012), h.  

8
Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi (Cet. I; Medan; Bumi Aksara, 2002), h. 

113. 
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berbagai sumber yaitu buku, internet, skripsi, artikel dan jurnal tentang pendidikan 

anak untuk memperdalam pengetahuan dan mempermudah peneliti dalam menyusun 

skripsi tentang implementasi hadis pendidikan salat terhadap anak. 

b. Observasi/Pengamatan 

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya 

melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. Jadi, 

metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.
9
 

Dalam melakukan observasi, peneliti melakukan pengamatan  terhadap di 

Madrasah tersebut, terkhusu guru Pendidikan Agama Islam,  

c. Wawancara  (Interview ) 

Wawancara merupakan salah satu perangkat metodologi bagi peneliti. 

Wawancara  adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan 

dilakukan oleh dua pihak untuk bertukar informasi dan ide tanya jawab
10

. Yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (informan) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan. 

Peneliti dalam hal ini, mengadakan tanya jawab langsung kepada guru Fikih, 

al-Qur’an Hadis, dan kepala pimpinan di Madrasah Ibtidaiyyah al-Mubarak DDI 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai data 

terkait penelitian ini. Sebelum melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan 

                                                 

9
M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 

Sosial Lainnya, h. 118. 

10
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, h. 239. Lihat juga 

Nasution, Metode Research  (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 113. 
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daftar wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penerapan 

hadis pendidikan salat terhadap anak.
11

  

Daftar wawancara lihat pada halaman lampiran 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh di lapangan penelitian,  dengan terlebih dahulu diolah menjadi 

sebuah konsep yang dapat mendukung objek penelitian. Setelah data terkumpul, dari 

beberapa informan yang telah diwawancara, kemudian diolah dengan menggunakan 

pengolahan kualitatif, yakni berupa nilai-nilai teoritis yang diolah kemudian 

dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, dan 

menyusun data, dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan 

diverivikasi.
12

 Jadi, laporan atau data yang diterima dari lokasi penelitian  perlu 

dirangkum, dipertajam dan dipilih  hal-hal pokok yang berkaitan dengan penerapan 

hadis pendidikan salat, sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan penulisan 

penelitian, dan data yang dikumpulkan mempunyai uraian yang jelas dan tidak 

menyebar pada penjelasan yang tidak bersangkutan.
13

 

                                                 

11
Dengan keberhasilan wawancara, peneliti menggunakan peralatan tertulis untuk mencatat 

informasi dari informan, selain itu juga didukung dengan kamera untuk mengambil foto pada saat 

wawancara. Alat yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan wawancara antara lain, pulpen, 

buku tulis dan handphone. Handphone merupakan alat tambahan yang digunakan untuk merekam 

semua hal yang disampaikan oleh informan sehingga hal-hal yang luput dalam pencacatan penenliti 

pada saat wawancara dapat disempurnakan oleh rekaman lewat handphone. 
12

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data  (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h. 131.   
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, h. 247. 
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2. Penyajian  Data  (Data Display ) 

Display ini merupakan bagian dari kegiatan analisis. Dengan dibuatnya 

display data, maka masalah makna data yang terdiri atas berbagai macam konteks 

dapat terkuasai dan tidak tenggelam dalam tumpukan data, seperti jumlah pendidik, 

anak. Data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian penting untuk didisplay untuk 

mengatur penjelasan data. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi hasil data 

yang didapatkan dengan teks yang bersifat naratif sehingga kesimpulan yang 

dirumuskan menjadi lebih objektif.
14

 

Untuk memahami makna dari ungkapan verbal (matan hadis) yang mencakup 

kosa kata, frase, klausa dan kalimat. Maka, dibutuhkan teknik interpretasi sebagai 

cara kerja memahami hadis Nabi saw., khususnya dalam pengkajian hadis yang 

bersifat tematik. Dalam skripsi ini, penulis hanya menggunakan 3 teknik 

interpretasi, yaitu: 

a) Interpretasi tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan 

teksnya semata. 

b) Interpretasi intertekstual yaitu pemahaman terhadap matan hadis dengan 

memperhatikan hadis lain atau ayat-ayat al-Qur’an yang terkait. 

c) Living Sunnah yaitu pemahaman terhadap hadis secara substansi dan formal, 

universal, lokal dan temporal yang merupakan sebuah bentuk aplikasi hadis Nabi 

saw., yang kesemua aplikasi tersebut merupakan bagian dari menghidupkan 

sunah.
15

 

                                                 

14
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, h. 249. 

15
Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’a>ni@ al-H{adi@s, h. 187. 
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3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi  

Setelah melalui banyak penyaringan data dari lokasi penelitian di Madrasah 

Ibtidaiyyah al-Mubarak  DDI Tobarakka, kec. Pitumpanua, kab.Wajo, maka langkah 

terakhir dari aktivitas analisis adalah penarikan atau verifikasi kesimpulan. Peneliti 

yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara 

kejujuran dan kecurigaan (skeptisme), tetapi kesimpulan tersebut masih jauh, baru 

mulai dan masih samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar.
16

 

Selanjutnya kesimpulan diverivikasi agar data yang diperoleh lebih teruji 

kepercayaan dan validitasnya. Jadi, kesimpulan itu harus senantiasa diverifikasi 

selama penelitian berlangsung.
17

  

                                                 

16
Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, h. 133. 

17
Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, h. 133. 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum tentang Kecamatan Pitumpanua 

Pitumpanua adalah salah satu kecamatan dari 14 kecamatan di kabupaten 

Wajo. Kecamatan yang terletak paling utara dari kabupaten Wajo ini berpusat di 

Siwa dan memiliki wilayah seluas 207 13km
2
 yang terbagi dalam 23 desa dan 4 

kelurahan. Berada pada ketinggian kurang dari 100 meter diatas permukaan laut, 

wilayah kecamatan Pitumpanua berbatasan langsung dengan pantai.  Kecamatan ini 

berbatasan dengan teluk Bone di sebelah Timur,  kabupaten Luwu di sebelah Utara 

kabupaten Sidrap di sebelah Barat dan kecamatan Keera di sebelah selatan. Pada 

tahun 2015, sebesar 25,11 persen dari total luas lahan di kecamatan Pitumpanua 

berupa lahan sawah. Mayoritas penduduknya menggunakan lahan sawah tersebut 

untuk pertanian padi. 

Peta Wilayah Kecamatan Pitumpanua lihat pada halaman lampiran 

 

Luas lahan menurut jenisnya di kecamatan Pitumpanua tahun 2015 

Luas Lahan Satuan 

Lahan Sawah 52,03 km
2
 

Lahan Kering 155.10 km
2
 

Total Lahan 207.13 km
2
 

Ibu kota kecamatan Pitumpanua adalah kelurahan Siwa. Desa/kelurahan 

terdekat dari pusat kecamatan Pitumpanua ini adalah kelurahan Bulete dan desa 

Batu, sejauh 1 km, sedang jaraknya yaitu desa Simpellu, sejauh 20 km. Jarak yang 

ditempuh dari desa/kelurahan di Pitumpanua sampai ke ibu kota kabupaten di 

Sengkang kurang lebih 78 km. Jarak ini merupakan jarak terjauh dari ibu kota  
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kabupaten apabila dibandingkan  jarak seluruh kecamatan yang ada di kabupaten 

Wajo. 

1) Pemerintahan 

Berdasarkan SK Kemendagri No. 587890100000000 tanggal 15 Desember 

2015, terjadi perubahan pada struktur pemerintahan kecamatan Pitumpanua. 

Sebelumnya kecamatan Pitumpanua terdiri dari 14 desa/kelurahan, tahun 2015 

mengalami pemekaran menjadi 27 desa/kelurahan. Pemekaran wilayah 

desa/kelurahan Pitumpanua ini membentuk 13 desa baru. 

Sebagai salah satu kecamatan besar di kabupaten Wajo, pemerintahan 

kecamatan Pitumpanua memerlukan dukungan sumber daya aparat pemerintahan 

untuk pelayanan publik. Tahun 2015, jumlah PNS di Pitumpanua tercatat sebanyak 

449 orang yang tersebar di seluruh desa/kelurahan. Jumlah tersebut masih kurang 

memadai apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Pitumpanua yang mencapai 

44.733 jiwa. 

Desa 23 

Kelurahan 4 

Dusun/Lingkungan 54 

Jumlah PNS 

Laki-Laki 90 

Perempuan 269 

2) Penduduk 

Jumlah penduduk kecamatan Pitumpanua pada tahun 2015 berjumlah 44.733 

jiwa yang terdiri dari 22.069 laki- laki dan 22.664 perempuan. Dengan luas wilayah 

sekitar 207,13 km setiap km ditempati penduduk sebanyak 216 orang pada tahun 

2015. 
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Secara umum, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan 

jumlah penduduk laki-laki. Hal ini juga ditunjukkan oleh angka Sex ratio kecamatan 

Pitumpanua tahun 2015 sebesar 97,37 artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan 

terdapat 97 penduduk laki-laki. Komposisi penduduk Pitumpanua tahun 2015 

didominasi oleh penduduk muda. Berdasarkan piramida penduduk terlihat bahwa 

jumlah penduduk kelompok umur muda lebih besar dari kelompok umur tua yang 

mengindikasikan adanya tingkat kelahiran yang cukup tinggi. 

Angka ketergantungan (dependency ratio) kecamatan Pitumpanua sebesar 49 

yang berarti untuk setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (dianggap 

produktif memiliki tanggungan sebanyak 49 orang yang belum produktif dan 

dianggap tidak produktif lagi. Jika dilihat dari jumlah penduduk per desa/kelurahan, 

dari 23 desa/kelurahan yang ada di kecamatan Pitumpanua, jumlah penduduk 

tertinggi berada di kelurahan Siwa dengan jumlah penduduk mencapai 7.218 jiwa, 

sedangkan yang terendah ada di desa Simpellu, berjumlah 1.049 jiwa. Kepadatan 

penduduk tertinggi berada di Siwa yaitu 897 jiwa per km
2
 menyusul Desa Telesang 

dengan kepadatan penduduk 541 jiwa per km
2
 Sedangkan Abbanderange menjadi 

desa dengan kepadatan penduduk terendah, yaitu hanya 68 jiwa per km
2
. 

3) Pendidikan 

Pada tahun 2015 sarana pendidikan yang ada di kecamatan Pitumpanua 

terdiri dari 35 unit SD, terdiri dari 32 unit SD Negeri Inpres dan 3 Madrasah 

Ibtidaiyyah Negeri (MIN); 5 unit SMP Negeri dan 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs); 

serta 2 SMA Negeri dan 1 unit SMK. 

Jika sarana pendidikan SD sudah merata di setiap kelurahan/desa, tidak 

demikian halnya dengan SMP dan SMA. Hingga tahun 2015, SMP baru ada di 5 



 54 

desa/kelurahan sedangkan fasilitas pendidikan tingkat SMA/SMK hanya ada di 

kelurahan Bulete dan Lompoloang saja. Rasio murid guru untuk semua jenjang 

pendidikan di kecamatan Pitumpanua tahun 2015 berada dalam kisaran 14 hingga 

19. Secara rata-rata satu orang guru di Pitumpanua tahun 2015 menangani 15 orang 

murid sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung efektif.  

4) Kesehatan 

Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai sangat 

diperlukan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Sarana kesehatan di 

kecamatan Pitumpanua terdiri dari 1 unit rumah sakit, 6 unit puskesmas/pustu, 10 

unit poskesdes/polindes dan 23 posyandu. Bila dibandingkan dengan jumlah 

penduduk yang tercacat hampir 45 ribu jiwa, jumlah fasilitas tersebut masih dirasa 

belum cukup memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan di 

Pitumpanua 

Sama halnya dengan jumlah fasilitas kesehatan, jumlah tenaga kesehatan di 

Pitumpanua pun relatif minim. Jumlah tenaga kesehatan di Pitumpanua pada tahun 

2015 tidak banyak mengalami peningkatan. Hanya tenaga kesehatan perawat yang 

mengalami penambahan. 

Banyaknya akseptor aktif Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan 

Pitumpanua pada tahun 2015 sebanyak 4.490 akseptor Jenis kontrasepsi yang paling 

umum digunakan adalah jenis Pil (44 persen) karena dianggap tidak banyak memiliki 

resiko dan harganya yang relatif murah 

Pilihan selanjutnya yaitu suntikan yang dipilih sebanyak 36 persen akseptor 

aktif dan 11 persen memilih implan Sisanya menggunakan kontrasepsi Jenis 

kondom, IUD dan MOWIMOP. Tahun 2015 terdapat 116 orang penyandang cacat di 
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Pitumpanua, 39 di antaranya tuna netra dan 73 orang cacat tubuh Namun demikian, 

karena rasa persaudaraan masyarakat Pitumpanua yang tinggi para penyandang cacat 

in dapat diterima dan hidup berdampingan dengan masyarakat. 

5) Perusahaan 

Pembangunan kecamatan Pitumpanua beberapa tahun terakhir terlihat cukup 

pesat tahun 2015 pemerintah daerah kabupaten Wajo telah menerbitkan 21 lzin 

Mendirikan Bangunan (IMB) untuk wilayah Kecamatan Pitumpanua IMB tersebut 

paling banyak digunakan untuk mendirikan rumah tinggal permanen (sebesar 57 

persen), sedangkan izin untuk tempat usaha hanya sekitar 10 persen dari total MB 

yang dikeluarkan. 

Sebagai kecamatan yang berada pada wilayah batas kabupaten dan batas 

provinsi, Pitumpanua memiliki keberagaman ras, agama, serta adat. Tahun 2015, 

tercatat fasilitas ibadah di Pitumpanua terdiri dari 74 unit masjid dan unit gereja 

Meskipun ada golongan minoritas, masyarakat Pitumpanua cukup toleran dan dapat 

hidup berdampingan dengan baik. 
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6) Kemiskinan 

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. 

Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 

tercatat tingkat kesejahteraan mayoritas keluarga di Pitumpanua tergolong dalam 

kategori keluarga Sejahtera Ill (sebanyak 36 persen) dan kategori keluarga sejahtera l 

(sebanyak 26 persen) 

Jumlah keluarga golongan pra sejahtera pada tahun 2015 mengalami 

penurunan dibanding tahun 2013, yakni berkurang 86 KK atau sekitar 8 persen 

golongan keluarga sejahtera ll Juga mengalami peningkatan. Hal ini 

mengindikasikan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat Pitumpanua 

semakin membaik. 

7) Perbandingan Kecamatan 

Wilayah sebesar 2.506,19 km
2
, kabupaten Wajo terbagi menjadi 14 

kecamatan. Kecamatan dengan wilayah yaitu terluas kecamatan Keera dengan luas 

wilayah sebesar 368,36 km
2
 atau sekitar 14,7 persen dari total luas kabupaten Wajo 

sedangkan Tempe merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu hanya 

38,27 km
2
. 

Meskipun Keera merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, namun 

jumlah penduduk tertinggi berada di kecamatan Tempe dengan jumlah 63.114 jiwa, 

disusul oleh kecamatan Pitumpanua yaitu sebanyak kecamatan Gilireng 44.733 yang  

merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah, yaitu 11.785 jiwa. 
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Kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Tempe sebagai ibukota 

kabupaten dengan kepadatan penduduk 1.649 jiwa/km
2
. Sedangkan kepadatan 

penduduk terendah berada di kecamatan Keera yaitu 64 jiwa/km2. 

Visi: 

‚Terwujudnya Pelayanan Terbaik melalui Sumber Daya yang Berkualitas 

Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih‚ 

 Misi : 

1. Memberikan pelayanan yang efektif dan efesien; 

2. Meningkatan kapasitas sumber daya  aparatur; 

3. Menciptakan suasana yang kondusif dan inovatif ; 

4. Memantapkan koordinasi dan kemitraan. 

2. Gambaran Umum tentang Madrasah Ibtidaiyyah al-Mubarak DDI Tobarakka 

a. Identitas Madrasah 

 

1. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyyah Al-Mubarak DDI 

Tobarakka 

2. Alamat : Tobarakka 

Kecamatan : Pitumpanua 

Kabupaten : Wajo 

Propinsi : Sulawesi Selatan 

No. Telp / HP : 082 344 714 718 

3. Nama Yayasan : Darud Dawah Wal-Irsyad ( DDI ) 

4. Status Madrasah : Swasta 

5. NSM : 111273130029 

6. NPSN : 60733835 

7. Alamat : Jl. Poros Makassar - Palopo KM. 277 

8. Type Madrasah : Terakreditasi A 

9. Tahun Didirikan / 

Beroperasi 

: 1999 

10. Status Tanah : Hak Milik 

11. Luas Tanah : 5866 M2  
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12. Nama Kepala Madrasah : Muhammad Idris, S.Pd.I 

 

b. Sejarah berdirinya Madrasah 

Cikal bakal berdirinya MI al-Mubarak DDI Tobarakka adalah iniatif tokoh 

masyarakat Pitumpanua, khususnya masyarakat kelurahan Tobarakka, atas dasar 

kekeluargaan dengan hasrat tinggi beramal saleh melalui jalan pembinaan kader 

persiapan generasi palanjut. MI al-Mubarak DDI Tobarakka ini diresmikan pada 

tanggal 27 Juli 1999 oleh bapak bupati Wajo dan Ketua Umum Pengurus DDI oleh 

Anre Gurutta H. Abdul Rahman Ambo Dalle. Adapun penginisiatif pertama 

didirikannya MI ini adalah: Bapak Prof. DR. H. Andi Syamsul  Bahri, MA., H. Andi 

Manginda, H. Andi Mappareppa, H. Ibrahim, H. Iskandar, H. Andi Selle, H. 

Mahmud, H. Sulaeman, H. Dg. Parebba dan Miru Amran. Pada awal berdirinya MI 

ini hanya memiliki 1 unit ruangan belajar darurat (3 lokal) dan membina 20 orang 

siswa. Berkat ketekunan dan keikhlasan para pengurus dan pembina, sehingga MI ini 

mengalami kemajuan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas siswa, tenaga 

pengajar pendidik, dan proses pembelajaran serta sarana dan prasarana. 

c. Visi dan misi 

Visi: 

‚Terwujudnya generasi Islam yang terampil qira'ah, tekun beribadah, 

berakhlak karimah, dan unggul dalam prestasi‛ 

Misi : 

1. Menyelenggarakan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari al-

Qur'an dan menjalankan agama Islam 

2. Mewujudkan pembentukan karakter Islami 
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3. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi 

akademik dan non akademik 

4. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga pendidikan sesuai 

dengan perkembangan dunia pendidikan 

5. Menyelenggarakan tata kelola Madrasah yang efektif, efesien, transparan dan 

akuntabel 

d. Data 

1. Jumlah guru 

No. Tipe guru Jumlah guru  Kurang  Berlebih 

1. PNS - - - 

2. Honorer  9 - - 

3. Tenaga Kependidikan 1 - - 

2. Jumlah pegawai 

No. Tipe pegawai  Jumlah 

pegawai 

Kurang  Berlebih 

1. PNS - - - 

2. PTT 1 - - 

e. Data fasilitas Madrasah 

1) Ruangan  

No. Jenis ruangan  Jumlah 

ruangan  

Kondisi 

Baik Rusak ringan Rusak berat 

 
1. 

 
Ruangan Kamad - - - - 

2. Kantor  1 -  - 
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3. Guru  - - - - 

4. Kelas 4 - -  

5. Laboratorium - - - - 

6. Perpustakaan  1 -  - 

7. Masjid - - - - 

8. Ruang 

keterampilan  

- - - - 

2) Perabot 

No. Jenis Barang Jumlah 

Barang  

Kondisi 

Baik Rusak ringan Rusak berat 

 
1. 

 
Meja guru kelas 6 - -  

2. Kursi guru kelas 6 - -  

3. Meja besi - - - - 

4. Meja kursi siswa 99 -  - 

5. Meja kantor - - - - 

6. Kursi kantor  10  - - 

7. Kursi tamu 10  - - 

8. Ruang 

keterampilan  

1  - - 
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3) Sanitasi dan Air bersih 
 

No. Jenis ruangan  Jumlah 

ruangan  

Kondisi 

Baik Rusak ringan Rusak berat 

 
1. 

 
Kamar WC 3 -  - 

2. Sumur biasa 1 -  - 

3. Sumur bor 1 - - - 

 

4) Sumber listrik 
 

 

5) Alat penunjang KBM 

 

 
  

No.    Fasilitas  Jumlah Pemanfaatan Kondisi 

Berfungsi   Tidak Baik Rusak 

ringan 

Rusak 

berat 

 
1. 

 
900 

 
  1 -  - 

No.    Fasilitas  Jumlah Pemanfaatan Kondisi 

Berfungsi   

Tidak 

Baik Rusak 

ringan 

Rusak 

berat 

 
1. 

 
Lab.Bahasa 

 
- - - - - - 

2. Lab. IPA - - - - - - 

3. Lab. 

Komputer 

- - - - - - 

4. Perpustakaan   1  - -  - 
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6) Alat mesin kantor 
 

 

 

B. Kualitas Hadis tentang Pendidikan Salat terhadap  Anak 

ةَ امجُِْنَُِِّ غَنْ  بِيعِ بْنِ سَبََْ نََ حَرْمَلََُ بنُْ غَبْدِ امؼَْزيِزِ بْنِ امرَّ جيَاَ ػلَُِِّ بنُْ حُجْرٍ أَخْبَََ بِيعِ بنِْ حَدَّ َِ غَبْدِ اممَْلِِِ بْنِ امرَّ عَِّ

لَ  بَِِّ امصَّ ِّمُوا امصَّ َ ػوَ َِ وَسَلََّّ ُ ػوَيَْ ِ صَلََّّ اللََّّ ٍِ كاَلَ كاَلَ رَسُولُ اللََّّ َِ غَنْ جَدِّ ةَ غَنْ أَبِي ٍُ سَبََْ بِوُ ْْ يِنَ وَا بْعِ سبِ ةَ ابْنَ سبَ

ػوَيَْْاَ ابْنَ غَشٍْ 
1

 رواٍ امترميذى((
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin H{ujr berkata telah mengabarkan 
kepada kami H{armalah bin ‘Abdul ‘Azi@@@z bin al-Rabi’ bin Sabrah al-Juhani dari 
‘Abdul Malik bin al-Rabi’ bin Sabrah dari ayahnya dari kakeknya ia berkata 
Rasulullah saw. bersabda, ‚Ajarkanlah salat kepada anak-anak di umur tujuh 
tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan salat di umur sepuluh tahun.‛ 

Untuk mengetahui asal-usul hadis dan kualitas hadis yang akan diteliti, maka 

peneliti menggunakan ilmu takhri@j al-h}adi@s\. 

  

 
1
Muh}ammad bin ‘I@sa>bin Saurahbin Mu>sa> al-D{ah}h}a>k al-Tirmiz\i@ Abu> ‘I@sa>, Sunan al-Tirmiz\i@,  

Juz II (Bairu>t: Da>r al-Garb al-Isla>mi@, 1998), h. 526. 

No.    Fasilitas  Jumlah Pemanfaatan Kondisi 

Berfungsi   Tidak Baik Rusak 

ringan 

Rusak 

berat 

 
1. 

 
Komputer  

 
1  - -  - 

2. Mesin 

Ketik 

- - - - - - 

3. Over 

Head 

Proyektor 

1  -  - - 

4. Stensil    - - - - - - 

5. Printer  1  -  - - 
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a. Pengertian takhri@j al-h}adi@s\ 

Takhri@j al-h}adi@s\ terdiri atas dua kata, yaitu takhri@j dan al-hadis. Takhri@j 

secara etimologi berasal dari kata kharraja yang berarti ‚mengeluarkan‛.
2
 Kata 

kharraja adalah fi’il ma>di@ mazi@d yang berasal dari fi’il ma>di@ mujarrad, yaitu kharaja 

yang terdiri atas 3 huruf, yaitu: kha, ra>’ dan jim, makna dasarnya ada dua, yaitu 

penembusan sesuatu dan perbedaan dua warna.
3
 Kemudian Ibrahim Anis dalam 

kamusnya mengemukakan bahwa lafal kharaja berarti menampakkan, mengeluarkan 

dan memecahkan sesuatu.
4
 Sedangkan kata h}adi@s\ itu sendiri secara etimologi berasal 

dari kata حدوث -يحدث -حدث  yang berarti الجديد (baru)
5
 lawan dari kata كديم (lama), 

(dekat) املريب
6
, yang belum lama terjadi, seperti kata-kata  ُوالحديث امؼِد باالاسلم (dia 

orang yang baru memeluk Islam). Sedangkan menurut istilah, hadis adalah ‚Sesuatu 

yang disandarkan kepada nabi Muh}ammad saw. baik itu perkataan, perbuatan, taqrir, 

sifat atau hal-ihwal.7  

  

 
2
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, t.th.), 

h. 115. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia (Cet, XIV; 

Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)  

3
Abu> al-H{usain Ah}mad Ibn Fa>ris Ibn Zakariyah, Mu’jam al-Maqa>yis al-Lugah, Jilid II 

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

4
Ibrahim Anis, al-Mu’jam al-Wasi@t}, Juz 1 (Teheran: Maktabah al-Islamiyah, t.th.), h. 244. 

5
Ibnu Manz}>ur Muhammad Ibnu Mukarrram Ibn ‘Aly, Lisa>n al-‘Arab  (Cet. Iii; Bairu>t: Da>r  

S}a>dr, 1414 H),  h. 131. 

6
M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, Metodologi Penelitian Hadis Nabi  (Cet. I; 

Bandung: Angkasa, 1994) h. 1. 

7
Harmy> Sulaima>n al-D}a>ri>, Muh}a>dara>t fi> ‘Ulu>mil H{adi>s}  (t.t, Da>r al-Nafa>is, 2000), h. 14.   
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Adapun pengertian takhri@j secara terminologi ada beberapa pendapat, di 

antaranya: 

1) Menurut al-Syaikh Sa’ad Ibn  A<li H{umaid, takhri@j adalah mengeluarkan hadis 

dan menjelaskan kepada orang lain dengan menyebutkan sanad dan 

matannya.
8
 

2) Menurut ulama Muh{addis\i@n, kata takhri@j merupakan mura>d}if dari kata al-

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

mukharrijnya (orang yang terdapat dalam sanadnya yang bertindak 

mengeluarkan hadis dari sumbernya), contoh: ini hadis yang diriwayatkan 

oleh Bukha>ri@.
9
 

Sedikitnya ada tiga hal yang menyebabkan pentingnya kegiatan takhri<j al-

h{adi<s\ dalam melaksanakan penelitian hadis, yaitu: 

1) Untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti 

2) Untuk mengetahui seluruh riwayat hadis yang akan diteliti 

3) Untuk mengetahui ada tidaknya syahid dan mutabi’10
 pada sanad yang 

diteliti.
11

 

 
8
Sa’ad Ibn ‘Abdulla>h A@><li H{umaid, Turuqu Takhri@j al-H{adi@s\ (Cet. I; al-Riya>d: Da>r ‘Ulu>m al 

Sunnah Linnasyir, 1420 H/ 2000 M), h. 5. 

9
Mah{mu>d al-T}aha>n, Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>nid (Cet. III; Beirut, Da>r al-Qur’a>n al-

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

10
Dalam istilah ilmu hadis, syahid adalah dukungan/ corroboration yang terletak pada bagian 

periwayat tingkat pertama, yakni tingkat sahabat. Abu ‘Amr ‘Us \ma>n bin Abd al-Rah}ma>n Ibn al-

S}alah}, Ulu>m al-H}adi@s\ (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972), 74-76. 

Sedangkan muta>bi’ adalah pendukung yang terletak pada bagian bukan tingkat sahabat. ‘Ajja>j al-

Kha>tib, Us}u>l al-H{adi@s\, ‘Ulu>muhu wa Mus}t}alah{uhu (Beirut: Da>r al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 366-368. 

11
Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi; Refleksi Pemikiran Pembaruan 

Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. II; Ciputat: MSCC, 2005), h. 68. Lihat juga Abustani Ilyas, 

Pengantar Ilmu Hadis (Cet. II; Surakarta: Zadahaniva Publishing, 2013), h. 116-117. 
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b. Metode takhri<j al-h{adi<s\ 

Upaya melacak hadis tersebut tentang keberadaannya dalam kitab-kitab 

sumber, maka peneliti mengaplikasikan lima metode pencarian, yaitu metode lafal 

pertama matan hadis, salah satu lafal yang terdapat dalam matan hadis, tema hadis, 

periwayat pertama dan status hadis. Pengaplikasian ketiga metode tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan salah satu lafal yang terdapat dalam matan hadis 

 ػلَّ  .1

141 ,, دى صلة182ت مواكيت  6ػوموا امصبى امصلة ابن سببع )سبين( .
12

 

Berdasarkan simbol di atas, maka hadis tersebut dapat ditemukan dalam 

Sunan al-Tirmiz\i@ kitab mawa>qi@t bab 182, Sunan al-Da>rimi@ kitab s}ala>t bab 141. 

  

 صوو .2

بْوهم ػويْا د  2613صلة  مروا أٔو لادكم باامصلة وهم أٔبياء سببع سبين وا

Berdasarkan simbol di atas, maka hadis tersebut dapat ditemukan dalam 

Sunan Abu> Da>ud kitab s}ala>t  bab 26. 

 صبو .3

راجع  45ػوموا امصبِ امصلة ابن سببع , مروا امصبِ باامصلة إذا بوؽ , باب متي يؤمر امصبِ باامصلة 

**141**,, دي صلة  26,, د صلة 182أٔيضا صبياىكم(,, ت مواكيت 
14 

 
12

A.J. Weinsinck terj. Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-

H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz IV (Laeden: I.J Brill, 1955 M), h. 325. 

13
A.J. Weinsinck terj. Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-

H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz III, h. 395. 

14
A.J. Weinsinck terj. Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-

H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz III, h. 246. 
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Berdasarkan simbol di atas, maka hadis tersebut dapat ditemukan dalam 

Sunan al-Tirmiz\i@ kitab Mawa>qi@t bab 182, Sunan Abu> Da>ud kitab S{ala>t  bab 26 yang 

memuat dua hadis, Sunan al-Da>rimi@ kitab s}ala>t bab 141yang memuat dua hadis. 

2. Berdasarkan awal matan dalam hadis 

مُوا .1 ِّ  ػوَ

ٍُ ػوَيَْْاَ ابْنَ غَشٍْ  بِوُ ْْ يِنَ وَا بْعِ سبِ لَةَ ابْنَ سبَ بَِِّ امصَّ مُوا امصَّ ِّ ِّمُوا  -ز -غن سبَة( * -حم ت ظب ك( ػوَ أٔو ػوَ

لَةَ  لادكم  ُـوا امصَّ بْؼ إذا بو ِبوُهمُ  اسبَ ْْ ُـوا غشا و فركوا بينهم في المضاجع )امبزار غن  ػوَيَْْاَ ابْنَ غَشٍْ   وَا إذا بو

أٔوس(
15

 

 مُرُوا .2

ٍُ ػوَيَْْاَ(( )د( غَن بِوُ ْْ يِنَ فاَ ذَا بوَؽََ غَشَْ سبِ
ِ
يِنَ وَا بْعَ سبِ ذَا بوَؽََ سبَ

ِ
لَةِ ا بَِِّ بِامصَّ ة )ز( مُرُوا امصَّ سُبََْ

16
 

لَةِ وَهُمْ أَبيْاَءُ  يِنَ، وَفرَّكِوُا بيَْنَهمُْ فِي المضََاجِعِ ))مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِامصَّ بِوُهُمْ ػوَيَْْاَ وَهُمْ أَبيْاَءُ غَشِْ سبِ ْْ يِنَ، وَا بْعِ سبِ سبَ

نْبَةِ((  ةِ وَفوَْقَ امرُّ َّ لى مَا دُونَ امسُُّّ
ِ
ٍُ فلََ ييَْظُرْ ا ٍُ أَوْ أَجِيَر َُ غَبْدَ جَ أَحَدُكُمْ خَادِمَ ذَا زَوَّ

ِ
رو)حم د ك( غَن ابْن وَا عَْ

17 
Berdasarkan simbol di atas, maka hadis tersebut dapat ditemukan dalam  

Musnad Ah}mad bin H{ambal, Sunan al-Tirmiz\i@@, Mu’jam al-Kabi@r li al-T{abra>ni@, 

Mustadrak H{a>kim dari Sabrah, dan juga Musnad Ah}mad bin H{ambal, Mustadrak 

H{a>kim, Abu> Da>ud dari ‘Ibn ‘Amr. 

3. Berdasarkan periwayat hadis pertama, yaitu Sabrah dan ‘Amr b 

 ]د[ حديث مروا أٔولادكم بامصلة، وهم أٔبياء سببع سبين ... الحديثَ. 

 
15

Abd, al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>,Fath} al-Kabi>r fi> D{amm al-Ziya>dah ila> 

al-Ja>mi’ al-S{agi>r Juz. II (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi@, 2003), h. 231. 

16
Abd, al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>,Fath} al-Kabi>r fi> D{amm al-Ziya>dah ila> 

al-Ja>mi’ al-S{agi>r Juz. III, h. 126. 
17

Abd, al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>,Fath} al-Kabi>r fi> D{amm al-Ziya>dah ila> 

al-Ja>mi’ al-S{agi>r Juz. III, h. 127. 
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( غن مؤمل بن ُشام، غن إسماغيل ابن ػوية، غن أٔبي حمزة سوار بن داود المزني 2: 26د في امصلة )

. و ) َِ ير بن حرب، غن وهيع، غن داود بن سوار، غن عرو بن شؼيب3: 26امصيرفي بِ ( غن زُ
18

 

 ]د ت[ حديث مروا امصبَِّ بامصلة إذا بوؽ سببع سبين ... الحديث. 

( غن محمد بن ػيسى بن امعبَّاع , غن إبراُيم بن سؼد , غن غبد الملِ بن امربيع بن 1: 26د في امصلة )

ٍ بَ.  سبَة , غن أٔبيَ , غن جدِّ

( غن ػلِِّ بن حجر , غن حرملَ بن غبد امؼزيز بن امربيع بن سبَة , غن عَّ غبد الملِ 18)امصلة ت فيَ 

نحوٍ , وكال: حسن.
19

 

Berdasarkan simbol di atas, maka hadis tersebut dapat ditemukan dalam 

riwayat Abu> Da>ud kitab al-S{ala>t juz 1 dan 3 bab 26, al-Tirmiz\i> dalam kitab al-

S{ala>t bab 18. Al-Tirmiz\i> berkata ini adalah h}adi>s\ h}asan. Riwayat ini dari 

Mu’ammal bin Hisya>m dari Isma>’i@l Ibn ‘Aliah, dari Abu> H{amzah Sawwa>r bin Da>ud 

al-Mazni@ dan dari  Zuhair bin H{arb dari Waki’ dari Da>ud bin Siwa>r dari ‘Amr bin 

Syu’aib. Hadis selanjutnya dari ‘Ali@ bin H{ujr dari H{armalah bin ‘Abdul ‘Azi@z bin 

al-Rabi@’ bin Sabrah, dari pamannya ‘Abdul Malik.  

4. Berdasarkan tema hadis, yaitu tentang perintah salat 

سببع سبين ففركوا بن فرشِم، وإذا بوـوا غش مروا أٔولادكم بامصلة وهم أٔبياء سببع سبين إذا بوؽ أٔولادكم 

بْوهم ػلَّ امصلة. " كط، ك  غن سبَة ابن مؼبد -سبين فا
20
  

  

 
18

Abu> al-H{ajja>j Yu>suf Ibn al-Zaki> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tuh}fat al-Asyra>f li Ma‘rifat al-

At}ra>f, Juz VI (Cet. II; Bairu>t: Al-Maktab al-Isla>mi>, 1403 H/1983 M), h. 317. 

19
Abu> al-H{ajja>j Yu>suf Ibn al-Zaki> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tuh}fat al-Asyra>f li Ma‘rifat al-

At}ra>f, Juz III, h. 267. 

20
‘Ali> al-Muttaqi> Ibn H{isa>m al-Di>n al-‘Indi> al-Burha>n al-Fauri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-

Aqwa>l wa al-Af‘a>l, Juz XVI (Cet V; t.p: Muassasah al-Risa>lah, 1981 ), h. 439.   
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بْوهم ػويْا إذا بوـوا غشا وفركوا بينهم في المضاجع. " امبزار  غن  -ػوموا أٔولادكم امصلة إذا بوـوا سببؼا، وا

أٔوس
21

 

بْوٍ ػويْا. " د مروا امصبِ بامصلة إذا بوؽ سببع سبين، وإذا بوؽ  غن ميسُّة - 1غش سبين فا
22

 

Berbadasarkan petunjuk di atas, hadis ini juga dapat ditemukan pada riwayat 

dari Maisirah, kitab perintah salat.  

5. Berdasarkan status hadis 

4225 – (( ٍُ بِوُ ْْ يِنَ وَا بْعِ سبِ لَةَ ابْنَ سبَ بَِِّ امصَّ مُوا امصَّ ِّ (( )صحيح( )حم, ت, ظب, ػوَيَْْاَ ابْنَ غَشٍْ ػوَ

 : الدارمي,ابن خزيمة,امعحاوي,كط,ُق508ك( غن سبَة صحيح أٔبي داود 

ِّمُوا )) -4026 لَةَ  أٔو لادكم ػوَ ُـوا امصَّ بْؼ إذا بو بِوُهمُ  اسبَ ْْ ُـوا غشا و فركوا بينهم  ػوَيَْْاَ ابْنَ غَشٍْ   وَا إذا بو

508ار( غن أٔبي ُريرة . صحيح أٔبي داود في المضاجع(( )صحيح( )امبز 
23

 

Berdasarkan simbol di atas, maka hadis tersebut yang termuat dalam kitab 

S{ah}i@h} wa D{a’i@f al-Ja>mi’ al-S{agi@r wa Ziya>datuhu>  memberikan keterangan bahwa: 

1) Hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H{ambal 

2) Hadis ini terdapat dalam kitab Sunan al-Tirmiz\i@ 

3) Hadis ini terdapat dalam kitab Mu’jam al-Kabi@r li al-T{abra>ni@ 

4) Hadis ini terdapat dalam kitab Mustadrak H{a>kim  

5) Hadis ini diriwayatkan oleh Sabrah,  S}ah}i@h} Abu> Da>ud kualitasnya sahih  

  

 
21

 ‘Ali> al-Muttaqi> Ibn H{isa>m al-Di>n al-‘Indi> al-Burha>n al-Fauri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-

Aqwa>l wa al-Af‘a>l, Juz XVI, h. 441 
22

‘Ali> al-Muttaqi> Ibn H{isa>m al-Di>n al-‘Indi> al-Burha>n al-Fauri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-

Aqwa>l wa al-Af‘a>l, Juz XVI, h. 584. 
23

Muh}ammad Na>s{ir al-Alba>ni>, S{ah}i>h} wa D{a’i>f al-Ja>mi’ al-S{agi>r wa Ziya>datuhu>, Jilid II (Cet. 

III; Beirut: Maktab al-Isla>miyah, 1988), h. 744. 
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c. Pengumpulan hadis dengan merujuk pada kitab sumber 

Setelah melakukan penelusuran hadis yang menjadi objek kajian dengan 

menggunakan beberapa metode, maka peneliti menemukan hadis tersebut berada 

pada beberapa kitab sumber, yaitu: Sunan al-Tirmiz\i@, kitab Sunan Abu> Da>ud, Sunan 

al-Da>rimi@, Musnad Ah}mad bin H{ambal, Mu‘jam al-Kabi@r li al-T{abra>ni@, Mustadrak 

H{a>kim, Ibnu Khuzaimah. 

Adapun hadis yang diperoleh sebagaimana yang tercantum dalam kitab 

Sunan al-Tirmiz\i@ sebagai berikut: 

جيَاَ ػلَُِِّ بْنُ حُجْرٍ  َِ غَبْدِ الملَِِِ بْ حَدَّ ، غَنْ عَِّ ةَ الجُِنَُِِّ بِيعِ بْنِ سَبََْ نََ حَرْمَلََُ بْنُ غَبْدِ امؼَزيِزِ بْنِ امرَّ بِيعِ كاَلَ: أَخْبَََ نِ امرَّ

 : َ َِ وَسَلََّّ ُ ػوَيَْ ِ صَلََّّ اللََّّ ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اللََّّ ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ ةَ، غَنْ أَبِي ِّمُو »بْنِ سَبََْ بْعِ ػوَ لَةَ ابْنَ سبَ بَِِّ امصَّ ا امصَّ

ٍُ ػوَيَْْاَ ابْنَ غَشٍْ  بِوُ ْْ يِنَ، وَا سبِ
24 

Adapun hadis yang diperoleh sebagaimana yang tercantum dalam kitab 

Sunan Abu> Da>ud sebagai berikut: 

جيَاَ  بَّاعِ، حَدَّ دُ بْنُ ػِيسَى يؼَْنِِ ابْنَ امعَّ جيَاَ مُحَمَّ ةَ، غَنْ حَدَّ بِيعِ بْنِ سَبََْ يُم بْنُ سَؼْدٍ، غَنْ غَبْدِ اممَْلِِِ بْنِ امرَّ ُِ برَْا ِ
ا

 : َ َِ وَسَلََّّ ، كاَلَ: كاَلَ اميَّبُِِّ صَلََّّ اُلله ػوَيَْ ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ ذَا بوَؽََ »أَبِي
ِ
يِنَ، وَا بْعَ سبِ ذَا بوَؽََ سبَ

ِ
لَةِ ا بَِِّ بِامصَّ مُرُوا امصَّ

يِنَ فَ  ٍُ ػوَيَْْاَغَشَْ سبِ بِوُ ْْ ا
25

 

زَةَ  ارٍ أَبِي حَمْ اغِيلُ، غَنْ سَوَّ سَْْ
ِ
جيَاَ ا ، حَدَّ شَامٍ يؼَْنِِ اميْشَْكُريَِّ ُِ لُ بْنُ  جيَاَ مُؤَمَّ ارُ بْنُ  -حَدَّ وَ سَوَّ ُُ كاَلَ أَبوُ دَاوُدَ: وَ

فِيُّ  يْرَ زَةَ اممُْزَنِيُّ امصَّ رِو بْنِ شُؼَيْ  -دَاوُدَ أَبوُ حَمْ ِ صَلََّّ اُلله غَنْ عَْ ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اللََّّ ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ بٍ، غَنْ أَبِي

 
24

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

Tirmiz\i>, Juz II (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mat}bu>’ah Mus}t}afa>, 1975), h. 259.  

25
Abu> Da>ud Sulaima>n bin al-Asy’as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi> al-

Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>ud juz. I ( Beirut: Al-Maktab al-‘As}riyyah, t.th), h. 133. 
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 : َ َِ وَسَلََّّ بِوُهُمْ ػوَيَْْاَ، وَهُمْ أَبيْاَءُ غَشٍْ وَفرَّكُِ »ػوَيَْ ْْ يِنَ، وَا بْعِ سبِ لَةِ وَهُمْ أَبيْاَءُ سبَ وا بيَْنَهمُْ فِي مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِامصَّ

اممَْضَاجِعِ 
26

 

Adapun hadis yang diperoleh sebagaimana yang tercantum dalam kitab 

Sunan al-Da>rimi@ sebagai berikut: 

بِيعِ بْنِ  جيَاَ حَرْمَلََُ بْنُ غَبْدِ امؼَْزيِزِ بْنِ امرَّ ، حَدَّ بيَْرِ امحُْمَيْدِيُّ ِ بْنُ امزُّ نََ غَبْدُ اللََّّ ةَ بْنِ مَؼْبَدٍ  أَخْبَََ جنَِِ سَبََْ ، حَدَّ امجُِْنَُِِّ

ِ صَلََّّ اُلله  ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اللََّّ ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ ةَ، غَنْ أَبِي بِيعِ بْنِ سَبََْ : عَِّي غَبْدُ اممَْلِِِ بْنُ امرَّ َ َِ وَسَلََّّ ِّمُوا »ػوَيَْ ػوَ

ٍُ ػوَيَْْاَ ابْنَ غَ  بِوُ ْْ يِنَ، وَا بْعِ سبِ لَةَ ابْنَ سبَ بَِِّ امصَّ شٍْ امصَّ
27
  

Adapun hadis yang diperoleh sebagaimana yang tercantum dalam kitab 

Musnad Ah}mad bin H{ambal sebagai berikut: 

، كاَلَ: كاَلَ رَ  ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ رِو بْنِ شُؼَيْبٍ، غَنْ أَبِي ارُ بْنُ دَاوُدَ، غَنْ عَْ جيَاَ سَوَّ جيَاَ وَنِيعٌ، حَدَّ ِ حَدَّ صَلََّّ سُولُ اللََّّ

 : َ َِ وَسَلََّّ ا، وَفرَّكِوُا بيَْنَهُ »اُلله ػوَيَْ ُـوا غَشًْ َ ذَا بوَ
ِ
بِوُهُمْ ػوَيَْْاَ، ا ْْ بْؼًا وَا ُـوا سبَ َ ذَا بوَ

ِ
لَةِ ا مْ فِي مُرُوا صِبْيَاىكَُمْ بِامصَّ

اممَْضَاجِعِ 
 28

 

، وَغَبْدُ  فَاوِيُّ حْمَنِ امعُّ دُ بْنُ غَبْدِ امرَّ جيَاَ مُحَمَّ ارٌ أَبوُ حَدَّ جيَاَ سَوَّ ، اممَْؼْنََ وَاحِدٌ، كاَلَا: حَدَّ ِْمِيُّ ِ بْنُ بكَْرٍ امسَّ اللََّّ

َِ وَسَلَََّّ  ِ صَلََّّ اُلله ػوَيَْ ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اللََّّ ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ رِو بْنِ شُؼَيْبٍ، غَنْ أَبِي زَةَ، غَنْ عَْ مُرُوا أَبيْاَءَكُمْ »: حَمْ

بْ  لَةِ مِسبَ يِنَ، وَفرَّكِوُا بيَْنَهمُْ فِي اممَْضَاجِعِ بِامصَّ بِوُهُمْ ػوَيَْْاَ مِؼَشِْ سبِ ْْ يِنَ، وَا عِ سبِ
29

 

، ةَ الجُِنَُِِّ بِيعِ بْنِ سَبََْ نََ حَرْمَلََُ بْنُ غَبْدِ امؼَزيِزِ بْنِ امرَّ جيَاَ ػلَُِِّ بْنُ حُجْرٍ كاَلَ: أَخْبَََ َِ غَبْدِ الملَِِِ بْنِ  حَدَّ  غَنْ عَِّ

 : َ َِ وَسَلََّّ ُ ػوَيَْ ِ صَلََّّ اللََّّ ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اللََّّ ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ ةَ، غَنْ أَبِي بِيعِ بْنِ سَبََْ لَةَ ابْنَ »امرَّ بَِِّ امصَّ ِّمُوا امصَّ ػوَ

ٍُ ػوَيَْْاَ ابْنَ غَشٍْ  بِوُ ْْ يِنَ، وَا بْعِ سبِ سبَ
30

 

 
26

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

Sijista>ni>, Sunan Abu> Da>ud, h. 133. 

27
Abu> Muh}ammad ‘Abdillah bin ‘Abdirrah}man bin al-Fad}l bin Bahra>m bin ‘Abdis}s}amad al-

Da>rimi@, Sunan al-Da>rimi@ juz II (Cet. I; t.p: Da>r al-Mugni@ li al-Nasyr wa al-Taizi@’, 2222), h. 897. 

28
Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{ambal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Musnad 

al-Ima>m Ah}mad bin H{ambal juz. XI (Cet. I; t.t: Muassasah al-Risa>lah, 2001), h. 284. 

29
Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{ambal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Musnad 

al-Ima>m Ah}mad bin H{ambal juz. XI, h. 369. 
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Dalam usaha memperkaya jalur hadis yang sedang dikaji, maka penulis juga 

menggunakan CD-ROOM Maktabah al-Sya>milah untuk mencari hadis tersebut 

sebagai pelengkap dari metode yang digunakan sebelumnya. Adapun hadis yang 

diperoleh melalui CD-ROOM Maktabah al-Sya>milah adalah sebagai berikut: 

Kitab Musnad Mu‘jam al-Kabi@r li al-T{abra>ni@, yaitu: 

، ج  رٍو امؼَْامِريُِّ جيَاَ خَوفَُ بْنُ عَْ ، جيا أَبِي، ح وَحَدَّ انِيُّ رِو بْنِ خَالِدٍ امحَْرَّ دُ بْنُ عَْ جيَاَ مُحَمَّ ، كاَلَا: جيا حَدَّ يا امحُْمَيْدِيُّ

جنَِِ عَِّ  ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلََّّ حَرْمَلََُ بْنُ غَبْدِ امؼَْزيِزِ، حَدَّ ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ ةَ، غَنْ أَبِي بِيعِ بْنِ سَبََْ ي غَبْدُ اممَْلِِِ بْنُ امرَّ

ٍُ ػوَيَْْاَ ابْنَ غَشٍَ  بِوُ ْْ يِنَ، وَا بْعِ سبِ لَةَ ابْنَ سبَ بَِِّ امصَّ مُوا امصَّ ِّ َ كاَلَ: ػوَ َِ وَسَلََّّ اُلله ػوَيَْ
31

 

جيَاَ امحُْسَنُْ بْنُ  بِيعِ بْنِ حَدَّ يُم بْنُ سَؼْدٍ، غَنْ غَبْدِ اممَْلِِِ بْنِ امرَّ ُِ بْرَا ِ
، جيا ا انِيُّ يََ امحِْمَّ ، جيا يَحْ سَْْاقَ امتُّسْتَرِيُّ

ِ
 ا

 : َ َِ وَسَلََّّ ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ اُلله ػوَيَْ ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ ةَ، غَنْ أَبِي لَ »سَبََْ بُِِّ بِامصَّ بْعَ يؤُْمَرُ امصَّ ذَا بوَؽََ سبَ
ِ
ةِ ا

ٍُ ػوَيَْْاَ ِبوُ ْْ ا، فاَ ذَا بوَؽََ غَشًْ
ِ
يِنَ، فاَ سبِ

32
 

Kitab Musnad Mustadrak H{a>kim, sebagai berikut: 

، جيا حَرْمَلََُ  ِ بْنِ غَبْدِ امحَْكَمِ دُ بْنُ غَبْدِ اللََّّ دُ بْنُ يؼَْلُوبَ، جيا مُحَمَّ جيَاَ أَبوُ امؼَْبَّاسِ مُحَمَّ بِيعِ  حَدَّ بْنُ غَبْدِ امؼَْزيِزِ بْنِ امرَّ

ِ صَلََّّ  ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اللََّّ ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ بِيعِ، غَنْ أَبِي َِ غَبْدِ اممَْلِِِ بْنِ امرَّ ةَ، غَنْ عَِّ :  بْنِ سَبََْ َ َِ وَسَلََّّ اُلله ػوَيَْ

بِوٍُُ  ْْ يِنَ، وَا بْعِ سبِ لَةَ ابْنَ سبَ بَِِّ امصَّ مُوا امصَّ ِّ ػوَيَْْاَ ابْنَ غَشْ  ػوَ
33

 

برَْا
ِ
، جيا يؼَْلُوبُ بْنُ ا ورِيُّ دٍ الدُّ دُ بْنُ يؼَْلُوبَ، جيا امؼَْبَّاسُ بْنُ مُحَمَّ جيَاَ أَبوُ امؼَْبَّاسِ مُحَمَّ يَم بْنِ سَؼْدٍ، جيا غَبْدُ حَدَّ ُِ

 ، ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ ةَ، غَنْ أَبِي بِيعِ بْنِ سَبََْ ، كاَلَ: اممَْلِِِ بْنُ امرَّ َ َِ وَسَلََّّ لَى اميَّبِِِّ صَلََّّ اُلله ػوَيَْ ِ
َُ ا ذَا بوَؽََ أَوْلَادَكُمْ »رَفؼََ

ِ
ا

لَةِ  بِوُهُمْ ػلَََّ امصَّ ْْ يِنَ فاَ ُـوا غَشَْ سبِ َ ذَا بوَ
ِ
يِنَ ففََرّكِوُا بنََْ فرُُشِِِمْ، وَا بْعَ سبِ سبَ

34
 

                                                                                                                                           

30
Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{ambal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Musnad 

al-Ima>m Ah}mad bin H{ambal juz. II, h. 259. 

31
Sulaima>n bin Ah}mad bin Ayyu>b bin Mut}i>r al-Khummi> al-Sya>mi, al-Mu’jam al-Kabi@r  juz 

VII (Cet. II; Al-Qa>hirah: Maktabah Ibn Taimiyah, t.th),h. 115. 

32
Sulaima>n bin Ah}mad bin Ayyu>b bin Mut}i>r al-Khummi> al-Sya>mi, al-Mu’jam al-Kabi@r  juz 

VII, h. 115. 

33
Abu> ‘Abdilla>h al-H{a>kim Muh}ammad bin ‘Abdilla>h bin Muh}ammad bin H{amdawaih bin 

Nu’aim bin H{a>kim bin al-D{iyyi> al-T{ahma>ni>, Al-Mustadrak ‘Ala> al-S{ah}i>h}ai>n juz. I (Cet. I; Beirut: Da>r 

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), h. 389 . 
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شَاذَ امؼَْدْلُ، جيا  جيَاَ ػلَُِِّ بْنُ حَمْ جيَاَ فحََدَّ ، غَنْ سُفْياَنَ، وَحَدَّ يُم بْنُ أَبِي انوَّيْثِ، جيا الَْْشَْْؼِيُّ ُِ برَْا ِ
يزَيِدُ بْنُ امَِْيْثََِ، جيا ا

يََ بنُْ سَؼِيدٍ، غَنْ سُفْياَنَ، حَدَّ  دٌ، جيا يَحْ ، جيا مُسَدَّ ، جيا أَبوُ اممُْثنَََّ َُ سَْْاقَ امفَْلِي
ِ
يََ جيَاَ أَبوُ زَنَرِ أَبوُ بكَْرِ بْنُ ا يََّّ يَحْ

كَّاقُ، ، جيا سَِْلُ بْنُ مِِرَْانَ الدَّ انٍِِ َُ يُم بْنُ أَبِي ظَامِبٍ، جيا ابْنُ  ُِ برَْا ِ
، جيا ا دٍ امؼَْيْبََِيُّ ِ بْنُ بكَْرٍ  بْنُ مُحَمَّ جيا غَبْدُ اللََّّ

رُو بْنُ شُؼَيْبٍ، غَ  زَةَ، جيا عَْ ارُ بْنُ دَاوُدَ أَبوُ حَمْ ، جيا سَوَّ ِْمِيُّ ِ صَلََّّ امسَّ ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اللََّّ ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ نْ أَبِي

 : َ َِ وَسَلََّّ يِنَ، وَفرَّكِوُا بيَْنَهمُْ فِي »اُلله ػوَيَْ بِوُهُمْ ػوَيَْْاَ فِي غَشِْ سبِ ْْ يِنَ، وَا بْعِ سبِ لَةِ مِسبَ بْيَانَ بِامصَّ مُرُوا امصِّ

اممَْضَاجِعِ 
35

 

Kitab S{ah}i@h} Ibnu Khuzaimah, sebagai berikut: 

ذَا حَدِيثُ ػلٍَِِّ جيا حَرْمَلََُ حدج  َُ  بْنُ غَبْدِ امؼَْزيِزِ، يا ػلَُِِّ بْنُ حُجْرٍ، وَغَبْدُ امجَْبَّارِ بْنُ امؼَْلَءِ، وَابْنُ غَبْدِ امحَْكَمِ، وَ

ٍِ كاَلَ:  ، غَنْ جَدِّ َِ بِيعِ، غَنْ أَبِي َِ غَبْدِ اممَْلِِِ بْنِ امرَّ : غَنْ عَِّ َ َِ وَسَلََّّ ِ صَلََّّ اُلله ػوَيَْ بَِِّ »كاَلَ رَسُولُ اللََّّ مُوا امصَّ ِّ ػوَ

ٍُ ػوَيَْْاَ ابْنَ غَشٍْ  بِوُ ْْ يِنَ، وَا بْعِ سبِ لَةَ ابْنَ سبَ امصَّ
36

 

d.  I’tiba>r 

Setelah melakukan penelusuran dan pengumpulan hadis-hadis yang berkaitan 

dengan objek kajian penelitian, maka tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah 

melakukan i’tibar>.37. Dengan i’tiba>r, akan terlihat secara jelas nantinya seluruh jalur 

                                                                                                                                           

34
Abu> ‘Abdilla>h al-H{a>kim Muh}ammad bin ‘Abdilla>h bin Muh}ammad bin H{amdawaih bin 

Nu’aim bin H{a>kim bin al-D{iyyi> al-T{ahma>ni>, Al-Mustadrak ‘Ala> al-S{ah}i>h}ai>n juz. I, h. 317. 

35
Abu> ‘Abdilla>h al-H{a>kim Muh}ammad bin ‘Abdilla>h bin Muh}ammad bin H{amdawaih bin 

Nu’aim bin H{a>kim bin al-D{iyyi> al-T{ahma>ni>, Al-Mustadrak ‘Ala> al-S{ah}i>h}ai>n juz. I, h. 311. 
36

Abu> Bakr Muh}ammad bin Ish}a>q bin Khuzaimah bin al-Mugi>rah bin S{a>lih} bin Bakr al-

Salami> al-Naisa>bu>ri>, S{ah}i>h} Ibn Khuzaimah juz. I (Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, t.th), h. 102. 

37
Kata i’tiba>r merupakan bentuk masdar dari kata i’tabara. Menurut Ibn Fa>ris, kata ini 

berakar dari huruf ‘ayn, ba>’, dan ra’yang berarti النفوذ والمضي في الشيء (menembus dan melewati 

sesuatu). Lihat: Ah}mad Ibn Fa>ris Ibn Zakariya> al-Qazwainiy al-Ra>ziy Abu> al-H{usainiy, Mu’jam 

Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 4 (t.tp.: Da>r al-Fikr, 1399 H/ 1979 M), h. 207. Mahmud al-T}ah}h{a>n dalam 

kitabnya, Taisi@@r al-Must}alah al-H}adi@s\, al-i’tiba>r menurut bahasa berarti memperhatikan sesuatu untuk 

mengetahui sesuatu yang lain yang sejenis dengannya. Sedangkan dari segi istilah, menuru Ibn al-

S}alah, i’tiba>r berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu 

pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja dan dengan menyertakan sanad-

sanad yan lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk 

bagian sanad dari sanad hadis dimaksud. Lihat: Muhammad Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadits 

(Cet. II; Bandung: Angkasa, 1994), h. 51. 
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sanad hadis yang diteliti, demikian pula seluruh nama-nama periwayat dan lambang 

periwayatan yang termuat dalam hadis tersebut.  Tidak hanya itu, yang terpenting 

dalam kegiatan ini adalah dapat menyingkap apakah hadis tersebut hanya 

diriwayatkan oleh satu orang saja atau ada pendukung lain yang berstatus sya>hid   

dan muta>bi’.38 

Berdasarkan hasil pencarian hadis sebelumnya, peneliti menemukan 13 jalur 

hadis  secara keseluruhan. 7 hadis berada pada Kutub al-Tis’ah (kitab Sembilan), 

yaitu 2 hadis yang diriwayatkan oleh Abu> Da>ud dalam kitab Sunan-nya, 1 hadis 

yang diriwayatkan oleh al-Tirmiz\i@ dalam kitab Sunan-nya, 3 hadis yang 

diriwayatkan oleh Ah}mad bin H{ambal dalam kitab Musnad-nya, 1 hadis yang 

diriwayatkan oleh al-Da>rimi@ dalam kitab Sunan-nya.  6 hadis yang lain berada pada 

beberapa kitab hadis di luar dari kitab Sembilan. 

Dari 13  riwayat hadis tersebut, peneliti membatasi pada kitab sembilan, 

yaitu 7 riwayat, dari tingkatan sahabat, yaitu Sabrah dan ‘Abdulla>h bin ‘Umar. 

Sedangkan pada tingkatan tabiin al-Rabi@’ dan Syu‘aib. 

d. Skema hadis. Lihat pada halaman lampiran  

e. Kritik sanad  (naqd al-sanad) 

Naqd  yang jika diartikan secara harfiah adalah kritik yang berasal dari 

bahasa Latin. Kritik itu sendiri berarti menghakimi, membanding, menimbang. 

Sedangkan sanad menurut bahasa memiliki kesamaan arti kata ظريق yaitu jalan atau 

sandaran. Menurut istilah hadis, sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada 

 
38Sya>hid ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berada pada tingkatan sahabat. 

Muta>bi’ biasa juga disebut ta>bi’  dengan jamak tawa>bi’ ialah periwayat yang berstatus pendukung 

pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Lihat: Burhanuddin Darwis, Hadis Tentang Takdir dalam 

Teologi As’ariyah (Cet. I; Samata, Gowa: Alauddin Press, 2011), h. 80. 
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matan hadis.
39

 Jadi, Naqd al-Sanad  itu bisa berarti kritik, kajian atau  penelitian 

sanad. Dan yang dimaksud dengan kritik atau kajian sanad adalah mempelajari mata 

rantai para periwayat yang ada dalam sanad hadis.
40

 

Kritik ekstern
41

 atau penelitian sanad dalam kajian hadis Nabi saw. 

merupakan kegiatan yang sangat urgen dalam rangka penentuan status kehujahan 

hadis Nabi saw. 

Sanad hadis (sebagaimana disebutkan) terdiri dari rangkaian nama-nama 

periwayat yang berawal dari sahabat sampai ke mukharrij. Rangkaian periwayat 

tersebutlah yang kemudian dalam proses penelitian yang menjadi objeknya.  Ada 

beberapa hal yang berkaitan dengan para periwayat dalam sebuah jalur sanad yang 

perlu diketahui, antara lain: Biografi termasuk tahun lahir dan tahun wafatnya, 

tempat para periwayat besar/tempatnya belajar (h{alaqah), guru dan murid untuk 

mengetahui ada tidaknya ketersambungan sanad dan penilaian atau komentar ulama 

terhadapnya, termasuk kekuatan hafalannya. Penilaian ulama adakalanya bersifat 

positif ataupun negatif terhadap seorang periwayat. Namun semua penilaian tersebut 

tetap disampaikan dengan bahasa yang baik dan sopan. 

Sanad yang peneliti pilih dalam kritik sanad ini yaitu jalur dari Abu< Da>ud: 

 
39

Bustamin dan M.Isa H.A. Salam, Metodologi Kritik Hadis (Cet. I; Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2004), h. 5.  

40
Manna’ al-Qaththan, Pengantar Studi Hadis (Cet. IV; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2009), h. 

192. 

41
Term ‘kritik ekstern’ adalah istilah yang diperkenalkan Arifuddin Ah}mad, yang berarti 

kritik sanad bersama term kritik matan yang disebut sebagai ‘kritik intern’. Istilah ini menjadi sebuah 

kontribusi dalam pembaruan dalam kajian h}adi>s\ kontemporer, di samping istilah ‘kaidah mayor’ dan 

‘kaidah minor’ dalam kaidah kes}ah}i>h}an sanad dan matan hadis. 
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زَةَ  ارٍ أَبِي حَمْ اغِيلُ، غَنْ سَوَّ سَْْ
ِ
جيَاَ ا ، حَدَّ شَامٍ يؼَْنِِ اميْشَْكُريَِّ ُِ لُ بْنُ  جيَاَ مُؤَمَّ ارُ بنُْ  -حَدَّ وَ سَوَّ ُُ كاَلَ أَبوُ دَاوُدَ: وَ

فِيُّ  يْرَ زَةَ اممُْزَنِيُّ امصَّ رِو  -دَاوُدَ أَبوُ حَمْ ِ صَلََّّ اُلله غَنْ عَْ ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اللََّّ ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ بْنِ شُؼَيْبٍ، غَنْ أَبِي

 : َ َِ وَسَلََّّ بِوُهُمْ ػوَيَْْاَ، وَهُمْ أَبيْاَءُ غَشٍْ وَفرَّكُِ »ػوَيَْ ْْ يِنَ، وَا بْعِ سبِ لَةِ وَهُمْ أَبيْاَءُ سبَ وا بيَْنَهمُْ فِي مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِامصَّ

 (أٔبو داود رواٍ) اجِعِ اممَْضَ 

Hadis tersebut memiliki beberapa periwayat yang dimulai dari sahabat dan 

berakhir pada mukharrij. Semua periwayat yang terdapat dalam hadis ini akan 

diteliti sedalam mungkin, dengan tujuan agar dapat diketahui kualitas, kapabelitas, 

kapasitas, integritas, dan intlegensi mereka sebagai periwayat hadis. Tidak hanya 

itu, mengetahui adanya ketersambungan periwayatan merupakan tujuan utama pula 

diadakannya penelitian ini. Penelitian ini sangat urgen, karena hasilnya nanti akan 

menentukan  diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Adapun periwayat-periwayat 

tersebut adalah Abu> Da>ud, Muammal bin Hisya>m, Isma>’i@l, Sawwa>r, ‘Amr, Syu‘aib, 

‘Abdulla>h bin ‘Umar.  

1) Abu> Da>ud 

Nama lengkap Imam Abu> Da>ud adalah Sulaima>n bin al-Asy’as\ bin Ish}a>q bin 

Basyi@r bin Syadda>d bin ‘Amr bin ‘A<mir. Ada yang berpendapat bin ‘Imra>n. Ibnu 

Da>sah dan al-Ajri@ mengatakan bahwa nama lengkap beliau adalah al-Asy’as\ bin 

Ish}a>q bin Basyi@r bin Syadda>d, beliau akrab dipanggil dengan Abu> Da>ud al-Sijista>ni@ 

al-H{a>fiz}.
42

Abu> Da>ud lahir pada tahun 202 H. Beberapa kali beliau datang berkunjung 

 
42

Al-H{a>fiz} Abi> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajr Syiha>b al-Di>n al-‘Asqala>ni> al-Sya>yigi>, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b,  juz. II (t.t: Muassasah al-Risa>lah, t.th), h. 83. 
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ke Bagdad, kemudian pergi ke Bashrah lalu tinggal dan menetap di sana. Beliau 

wafat di Bashrah pada hari Jumat dipertengahan bulan Syawal pada tahun 275 H.
43

 

Abu> Da>ud merupakan salah seorang yang sering berpindah-pindah tempat 

(mencari hadis), mengembara, mengumpulkan, menyusun, dan menulis, dari orang-

orang Iraq, Khurrasan, Syam, Mesir, Aljazair, Hijaz dan selainnya.
44

Adapun rentetan 

nama-nama guru beliau yang tertera dalam kitab Tahz\i@b al-Kama>l fi@ Asma>’ al-Rija>l 

adalah Ibra>hi@m bin Basysya>r al-Rama>di@, Ah}mad bin Abi@ Syu’aib al-H{arra>ni@, Ah}mad 

bin Muh}ammad bin H{ambal, Ish}a>q bin Rahawaih, Basyar bin A<dam al-Mis}ri@, Ja’far 

bin Musa>fir al-Tuni@si@, H{a>mid bin Yah}ya> al-Balkhi@, Khalaf bin Hisya>m al-Bazza>r, 

Da>ud bin Rasyi@d, al-Rabi>’ bin Sulaima>n al-Jaizi@, Ziya>d bin Ayyu>b al-T{u>si@, Sa’i@d bin 

Mans}u>r, Syu’aib bin Ayyu>b al-S{ari@fi@ni@, S{afwa>n bin S{a>lih} al-Dimasyqi@, ‘Ubaidulla>h 

bin ‘Umar al-Qawa>ri@ri@, Gassa>n bin al-Fad}l al-Sijista>ni@, Qutaibah bin Sa’i@d, dan lain 

sebagainya.
45 Beliau juga memiliki banyak murid dan di antara mereka diantaranya 

adalah al-Tirmiz\i@, Ibra>hi@m bin H{amda>n, Abu> al-T{ayyib Ah}mad bin Ibra>hi@m, Abu> 

Bakr Ah}mad bin Salma>n, Abu> Bakr Ah}mad bin Muh}ammad, dan lain sebagainya.
46 

Integritas dan kapasitas intelektual Abu> Da>ud, para ulama menilainya dengan 

baik. Seperti imam Ibnu H{ajar al-As\qala>ni@ dalam kitab Taqri@b al-Tahz\i@b menyatakan 

bahwa beliau termasuk salah satu pembesar ulama dari 11 ulama besar yang s\iqah 

 
43

Abu> al-‘Abba>s bin Syams al-Di>n Ah}mad bin Muh}ammad bin Abi> Bakr bin Khalka>n, 

Wafaya>t al-A’ya>n wa Anba>’ Abna>’ al-Zama>n, Juz. II (Beirut: Da>r S{a>dir, t.th), h. 405. 

44
Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, jilid XI(Cet. 

II; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1983), h. 356. 

45
Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, jilid XI, h. 

356-358. 

46
Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, jilid XI, h. 

360. 
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(adil dan dabit), h}a>fiz}, pengarang kitab Sunan dan beberapa kitab yang lain.
47

 Abu> 

Bakr al-Khila>l berkata bahwa Abu> Da>ud adalah seorang imam yang terkemuka pada 

zamannya sekaligus beliau adalah seorang laki-laki yang wara’.48
Ah}mad bin 

Muh}ammad bin Ya>si@n al-Harawi@ menyebutkan bahwa Abu> Da>ud merupakan salah 

satu ulama yang mendapat gelar H{uffa>z} al-Isla>m yang berkaitan tentang hadis, ilmu 

hadis, ‘Ilal al-H{{adi@s\, dan sanad-sanadnya. Tingkat ibadahnya mencapai derajat yang 

tinggi, begitupun dengan sikap ‘Iffah yang dimilkinya (menjauhkan diri dari hal-hal 

yang tidak baik, hina, atau syubhat), sikap kesalehan, dan sikap kehati-hatiannya 

(wara’ ).49
 Abu> H{a>tim bin H{ibba>n menyatakan bahwa Abu> Da>ud adalah salah satu 

orang yang termasuk dalam kategori imam yang ada di dunia, dalam hal fikih, 

pengetahuan, hafalan, ibadah, ke-wara’-an (menjauhkan diri dari dosa), dan 

kecerdasan.
50

 Dan masih banyak lagi komentar positif yang dilontarkan oleh para 

ulama tentang diri beliau, namun tidak sempat disebutkan semua. 

2) Muammal bin Hisya>m 

Nama lengkap beliau Muammal bin Hisyam al-Yusykri@ Abu> Hisyam> al-Bas}ri@. 

Kuniahnya Abu> Hisya>m. Beliau tinggal di Basrah. Al-Qasim berkata beliau wafat 

253 H.
51

  

 
47

Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Taqri>b al-

Tahz\i>b (Cet. I; Suria: Da>r al-Rasyi>d, 1986), h. 250. 

48
Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, jilid XI, h. 

364. 

49
Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, jilid XI, h. 

365. 

50
Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, jilid XI, h. 

365. 

51
Al-H{a>fiz} Abi> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajr Syiha>b al-Di>n al-‘Asqala>ni> al-Sya>yigi>, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b,  juz. X, h. 383. 
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Beliau meriwayatkan hadis dari Isma>’i@l bin Ibra>hi@m bin Muqsim, Muh}ammad 

bin Kha>zim, Abi@ Mu’awiah Muh}ammad Ibnu Kha>zim al-D{ari@r, Abi@ ‘Iba>d Yah}ya> bin 

‘Iba>d al-D{ab’i@. Adapun murid-murid beliau al-Bukha>ri@, Abu> Da>ud, al-Nasa>i@, Ibra>hi@m 

bin Muh}ammad bin Ibra>hi@m al-Kindi@al-S{airafi@
52

. 

Komentar para ulama mengenai beliau Abu> H{a>tim berkata s}adu>q, Abu> Daud 

dan al-Nasa>i@ berkata s\iqah, Ibnu H{ibba>n menyebutkan dalam kitabnya al-S|iqah, Ibnu 

Hajar al-Asqala>ni@ menilai beliau s\iqah dan al-Zah}abi@ berkata s\iqah.
53

  

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanad 

antara Abu> Da>ud dengan Muammal bin Hisya>m bersambung. Dalam hal ini, peneliti 

memperkuat argumennya dengan beberapa alasan: 

a. Keduanya pernah berdomisili pada daerah yang sama, yaitu Basrah. 

b. Menurut keterangan yang ada Abu> Da>ud  pernah berguru kepada Muammal  bin 

Hisya>m. 

c. Keduanya dinilai oleh ulama kritik sebagai orang yang s\iqah sehingga sangat 

kecil kemungkinan mereka berdusta apalagi yang berkaitan dengan hadis Nabi 

saw. 

d. Transmisi hadis antara keduanya, s}igat yang digunakan adalah s}igat h{addas\na>. 

S{igat ini menandakan seorang murid menerima langsung suatu berita dari 

gurunya. 

  

 
52

Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, juz 29, h. 

186. 

53
Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, juz 29, h. 

187. 
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3) Isma>’i@l bin Ibra>hi@m bin Muqsim 

Isma>’i@l bin Ibra>hi@m bin Muqsim, kuniahnya Abu> Bisyrin. Tinggal di Basrah, 

Bagdad, lahir 110 H dan wafat 193/194 H.
54

  

Adapun guru-guru beliau adalah Isra>i@l bin Yu>nus bin Abu> Ish}a>q, ‘At}a>’ bin 

Abu> Riba>h, Muh}ammad bin Ziya>d, Mu>sa> bin Sa>lim,  Sawwa>r bin Da>ud, dan Syadda>d 

bin Sa’i@d. Adapun murid-muridnya yaitu Bisyrin bin Mu’az, al-H{usain bin 

Muh}ammad bin Ayyu>b, Da>ud bin Rasyi@d, Sa’i@d bin ‘A<mir, Muamma>l bin Hisya>m, 

al-Qa>sim bin Sala>m. 

Mengenai penilaian ulama Syu’bah berkata Sayyidul Muhaddis\i@n, Yah}ya bin 

Ma’i@n berkata, ‚S|iqah ma’mun‛, Muh}ammad bin Sa’d berkata, ‚S|iqah s\abat h}ujjah.‛ 

‘Abdurrah}man bin Mahdi berkata,  ‚Dia lebih kuat dari pada Hisya>m.‛ Yah}ya> bin 

Ma’i@n berkata, ‚S|iqah ma’mu>n.‛ al-Nasa>’i@ menilai s\iqah, al-Zaha}bi@ menilai ima>m 

H{ujjah dan Ibnu H{ajar al-As\qala>ni@ menilai s\iqah h}a>fi@z\.  

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanad 

antara Muammal bin Hisya>m dengan Isma>’i@l bersambung. Dalam hal ini, peneliti 

memperkuat argumennya dengan beberapa alasan: 

a. Keduanya hidup sezaman di Basrah 

b. Menurut keterangan yang ada Muammal bin Hisya>m  pernah berguru kepada 

Isma>’i@l begitupun sebaliknya. 

c. Keduanya dinilai oleh ulama kritik sebagai orang yang s\iqah, s\iqah h}a>fi@z\ 

sehingga sangat kecil kemungkinan mereka berdusta apalagi yang berkaitan 

dengan hadis Nabi saw. 

 
54

Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Taqri>b al-

Tahz\i>b, juz I, h. 177. 
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4) Sawwa>r bin Da>ud 

Nama lengkap beliau Sawwa>r bin Da>ud al-Mazani@ Abu> H{amzah al-S{airafi@ al-

Bas}ri@
55

 kuniahnya Abu> H{amzah. Tinggal di Basrah. Wafat 151/160 H. 

Beliau meriwayatkan banyak guru S|a>bit al-Ba>ni@, H{arb bin Qat}n bin Qubais}ah 

bin al-Maha>riq al-Hila>li@, T{a>wu>s bin Kaisa>n, ‘Abdul ‘Aziz bin Abi@ Bakarah, ‘At}a>’ bin 

Abi@ Raba>h,  ‘Amr bin Syu’aib. Murid- murid beliau Isma>’i@l bin Ibra>hi@m bin Muqsim, 

‘Abdulla>h bin Bakr bin H{abi@b, Muh}ammad bin Bakr bin ‘Us \ma>n, Muh}ammad bin 

‘Abdurrah}man, Waki’ bin al-Jarah}, Sulaima>n bin Sulaima>n al-Gaza>l, Sahl bin Aslam 

al-‘Adawi@, Sahl bin Tama>m bin Bazi@’, Abu> ‘Ita>b Sahl bin Hima>d al-Dila>l
56

. 

Ulama menilai mengenai beliau Ah]mad bin H{ambal menilai la> ba’sa bi, 

Yah}ya> bin Mu’i@n menilai s \iqah, Isha}>q bin Mans}u>r menilai s\iqah, dan Ibnu H{ibba>n 

menyebutkan dalam kitabnya al-S|iqah.
57

 

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanad 

antara Isma>’i@l dengan Sawwa>r Abu> H{amzah bersambung. Dalam hal ini, peneliti 

memperkuat argumennya dengan beberapa alasan: 

a) Keduanya pernah berdomisili pada daerah yang sama, yaitu Basrah. 

b) Menurut keterangan yang ada Isma>’i@l pernah berguru kepada Sawwa>r Abu> 

H{amzah. Begitupun sebaliknya. 

 
55

Al-H{a>fiz} Abi> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajr Syiha>b al-Di>n al-‘Asqala>ni> al-Sya>yigi>, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b,  juz. IV, h. 267. 
56

Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, juz 12 , h. 

236. 

57
Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, juz 12 , h. 

236. 
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c) Keduanya dinilai oleh ulama kritik sebagai orang yang s\iqah, s}adu>q sehingga 

sangat kecil kemungkinan mereka berdusta apalagi yang berkaitan dengan hadis 

Nabi saw. 

5) ‘Amr bin Syu’aib 

‘Amr bin Syu’aib bin Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin ‘Amr bin al-As} al-

Qursyi@ al-Sahami@ Abu> Ibra>hi@m, Abu> ‘Abdillah al-Madani@ dan al-T{a>ifi@, kuniahnya 

Abu> Ibra>hi@m.  Abu> H{a>tim berkata beliau tinggal di Mekah
58

dan Marur. Al-Zubair 

bin Baka>r dan Muh}ammad bin Sa‘ad berkata, ‚Ibu beliau bernama H{abibah binti  

Murrah bin ‘Amr bin ‘Abdulla>h.‛
59

 Wafat 118 H. 

Beliau meriwayatkan dari beberapa guru yaitu Mustadrak al-H{aki@m, Sa’i@d al-

Muqbaari@, Sa’i@d bin al-Musayyab, Sulaima>n bin Yassa>r, Syu’aib bin Muh}ammad.  

‘Abddullah bin Abi@ Naji@h, ‘Arwah bin al-Zubair, ‘At}a>’ bin Abi@ Rabah, ‘Amr bin 

Sufya>n bin ‘Abdillah al-S|iqfi@, ‘Amr bin al-Rasyi@d bin bin Sawi@d al-S|iqfi@, al-Rabi@’ 

binti Mu’u>z bin ‘Afra>’, Zainab binti Abi@ Salamah, dan pamannya Zainab Binti 

Muh}ammad bin ‘Abdillah bin ‘Amr bin al-‘As} al-Sahamiah. Murid-murid beliau 

adalah Ibra>hi@m bin Maisirah al-T{a>ifi@,  Ibra>hi@m bin Yazi@d al-Khauzi@, Asa>mah bin 

Zaid al-Laizi@, Isha>q bin ‘Abdillah bin Abi@ Farwah, Ayyu>b al-Sukhtiya>ni@, Baki@r bin 

‘Abdillah al-Asyaj, S|a>bit al-Bana>ni@, al-Zubair bin ‘Addi@, Zuhair bin Muh}ammad al-

 
58

Al-H{a>fiz} Abi> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajr Syiha>b al-Di>n al-‘Asqala>ni> al-Sya>yigi>, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b,  , juz VIII , h. 48. 

59
Al-H{a>fiz} Abi> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajr Syiha>b al-Di>n al-‘Asqala>ni> al-Sya>yigi>, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b,  , juz 22 , h. 66. 
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Tami@mi@, Sa’i@d bin Abi@ Hila>l, Abu> H{a>zim Salamah bin Di@na>r al-Madani@, Sulaima>n 

bin Sali@m al-Kana>ni@, Sulaima>n bin Mu>sa> al-Damasyqi@, Sawwa>r bin Da>ud.
60

 

Penilaian ulama mengenai beliau al-H{asan bin Sufya>n menilai s\iqah ketika 

meriwayatkan kepada bapaknya, seperti Ayyu>b, dan al-‘Ajli@ dan al-Nasa>’i@ menilai 

s\iqah, Abu> Ja’far Ah }mad bin Sa’i@d al-Da>rimi@ menilai s\iqah. Ibnu H{ajar al-As\qala<ni@ 

menilai s}adu>q.
61

  

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanad 

antara Sawwa>r bin Da>ud dengan ‘Amr bin Syu‘aib bersambung. Dalam hal ini, 

peneliti memperkuat argumennya dengan beberapa alasan: 

a. Menurut keterangan yang ada Sawwa>r Abu> H{amzah pernah berguru kepada 

‘Amr bin Syu‘aib. Begitupun sebaliknya. 

b. Keduanya dinilai oleh  ulama  sebagai orang yang s\iqah, s}adu>q sehingga sangat 

kecil kemungkinan mereka berdusta apalagi yang berkaitan dengan hadis Nabi 

saw. 

6) Syu‘aib 

Syu‘aib bin Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin ‘Amr bin al-As} al-Qursyi@ al-

Sahami@  al-H{ija>zi@. Khali@fah bin Khiya>t} menyebutkan bahwa beliau termasuk t}abaqat 

pertama dari penghuni T{a>if, dan Muh}ammad bin Sa‘ad menyebutkan beliau 

termasuk t}abaqat kedua dari penghuni Madinah.
62

  Wafat 81/90 H. 

 
60

Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, juz 22 , h. 

66. 

61
Al-H{a>fiz} Abi> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajr Syiha>b al-Di>n al-‘Asqala>ni> al-Sya>yigi>, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b,  , juz VIII , h. 50. 

62
Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, juz 12, h. 

534. 



 83 

Beliau meriwayatkan dari beberapa gurunya yaitu ‘Uba>dah bin al-S{a>mat, 

‘Abdulla>h bin al-‘Abba>s, ‘Abdulla>h bin ‘Umar bin al-Khata>b, neneknya ‘Abdulla>h 

bin ‘Amr bin al-‘As}, dan bapaknya yaitu  Muh}ammad ‘Abdulla>h bin ‘Amr bin al-

‘As}. Adapun murid-murid beliau yaitu S|a>bit al-Bana>ni@  nasab dari neneknya, Abu> 

Saha>bah Ziya>d bin ‘Umar, anaknya ‘Umar bin Syu‘aib, ‘Amr bin Syu‘aib.
63

 

Penilaian ulama mengenai beliau Ibnu H{ibba>n menyebutkan dalam kitabnya 

al-S|iqa>h, al-Zah}abi@ menilai s}adu<q. Al-Bukha>ri dan Abu> Da>ud menyebutkan 

bahwasanya beliau mendengar langsung dari neneknya ‘Abdulla>h bin ‘Amr.
64

 

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanad 

antara ‘Amr dengan Syu‘aib bersambung. Dalam hal ini, peneliti memperkuat 

argumennya dengan beberapa alasan: 

a. Keduanya pernah berdomisili pada daerah yang sama, yaitu Mekah dan Madinah. 

b. Menurut keterangan yang ada ‘Amr pernah berguru kepada Syu‘aib. Begitupun 

sebaliknya.  

c. Keduanya dinilai oleh ulama kritik sebagai orang yang s\iqah sehingga sangat 

kecil kemungkinan mereka berdusta apalagi yang berkaitan dengan hadis Nabi 

saw. 

d. Meskipun sigat yang digunakan dalam transmisi hadis adalah sigat غن, namun 

itu tidak mempengaruhi kredibilitas ketersambungannya, karena kredibilitas 

kedua periwayat sudah diakui. 

  

 
63

Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, juz 12 , h. 

534. 
64

Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, juz 12 , h. 

534. 
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7) Muh}ammad  ‘Abdulla>h bin ‘Amr  

Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin ‘Amr bin al-‘As} al-Qursyi@ al-Sahami@ al-T{a>ifi@
65

 

kuniahnya Abu> Muh}ammad, nenek ‘Amr bin Syu‘aib bin Muh}ammad  ‘Abdulla>h bin 

‘Amr bin al-‘As}. Tinggal di Maru>, wafat di al-T{a>ifi@ 63 H.  

Beliau meriwayatkan dari bapaknya yaitu ‘Amr bin al-‘As} bin Wa>il bin 

Hisya>m, ‘Us\ma>n bin ‘Affa>n, Mu’az \ bin Jabal, ‘Umar bin al-Khat}t}a>b bin Nufail, dan 

murid-muridnya  yaitu Ibra>hi@m bin Muh}ammad bin T{alh}ah, Abu> Kabsyah, As‘ad bin 

Sahl bin H{ani@f, Basyir bin Muslim, Ja>bir bin ‘Amr, Syu‘aib bin Muh}ammad  

‘Abdulla>h bin ‘Amr bin al-‘As}, dan H{aki@m bin al-H{aris\ al-Fahmi@.
66

 

Mengenai penilaian beliau bahwa dari sahabat menyebutkan keadilan dan 

kes\iqahan beliau. Menghafal langsung dari Rasulullah saw. 

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanad 

antara Syu‘aib dengan Muh}ammad Abdullah bin ‘Amr bersambung. Dalam hal ini, 

peneliti memperkuat argumennya dengan beberapa alasan: 

a. Menurut keterangan yang ada Syu‘aib  pernah berguru kepada Muh}ammad 

‘Abdulla>h bin ‘Amr. Begitu pun sebaliknya.  

b. Keduanya dinilai oleh ulama kritik sebagai orang yang s\iqah sehingga sangat 

kecil kemungkinan mereka berdusta apalagi yang berkaitan dengan hadis Nabi 

saw. 

 
65

Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Taqri>b al-

Tahz\i>b, juz I, h. 489. 

66
Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, juz 20, h. 

514. 
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c. Meskipun sigat yang digunakan dalam transmisi hadis adalah sigat غن, namun 

itu tidak mempengaruhi kredibilitas ketersambungannya, karena kredibilitas 

kedua periwayat sudah diakui. 

 Setelah mengamati keterangan-keterangan yang berhubungan dengan sanad 

hadis yang menjadi objek kajian, maka peneliti berkesimpulan bahwa sanad tersebut 

telah memenuhi tiga kaedah kesahihan sanad hadis, yaitu: 

1. Bersambung, mulai dari periwayat pertama (Ra>wi@ al-A‘la>), yaitu Muh}ammad 

‘Abdulla>h bin ‘Amr kepada periwayat yang terakhir (mukharrij), yaitu Abu> 

Da>ud sanadnya bersambung. Dalam hal ini, telah terpenuhinya beberapa 

syarat yang terkait dengan ketersambungan sanad, yaitu setiap guru dan 

murid dalam rentetan periwayat dalam sanad hadis tersebut hidup dalam 

masa yang sama, pernah berdomisili atau bermukim pada tempat yang sama, 

tercatat sebagai guru dan murid. 

2. Periwayatnya adil, semua periwayat yang terdapat dalam hadis ini mendapat 

justifikasi dari kalangan ulama kritikus sebagai orang yang adil dengan 

menggunakan ungkpan s}adu>q, s\iqah, dan lain-lain. 

3. Periwayatnya dabit, semua periwayat yang terdapat dalam dalam hadis ini 

mendapat justifikasi dari kalangan ulama kritikus sebagai orang yang dhabit 

dengan menggunakan ungkpan, s}adu>q, s\iqah, dan lain-lain. 

 Dengan demikian, secara otomatis hadis yang menjadi objek kajian ini 

berkualitas sahih, sehingga peneliti akan melanjutkan penelitian ini ketahap 

selanjutnya, yaitu kritik matan. 
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f. Kritik Matan (naqd al-Matan) 

1) Kualitas sanad  

Dari sanad yang telah diteliti yang merupakan objek kajian, maka peneliti 

menemukan bahwa sanad hadis tersebut s}ah}i@h}, karena telah memenuhi kaidah 

kes}ah}i@h}an sanad hadis, yaitu: ittis}a>l al-sanad, keadilan para periwayat (‘ada>lah al-

ruwa>h) dan kedabitan-nya. 

2) Penelitian lafal-lafal yang semakna 

Setelah mengetahui kualitas sanad hadis yang dikritik, maka langkah 

selanjutnya yang dilakukan peneliti ialah dengan meneliti susunan lafal dari berbagai 

matan hadis. Dalam meneliti lafal matan hadis, penulis mengacu pada kaidah mayor 

kesahihan matan hadis yaitu terhindar dari ‘illah yang mana kaidah minornya adalah 

terhindar dari ziya>dah (tambahan), inqila>b (pembalikan lafal), mudraj (sisipan), naqi>s 

(pengurangan) dan al-tahri>f/al-tas}h}i>f (perubahan huruf/syakalnya). 

Untuk mempermudah dalam mengetahui ‘illah yang telah disebutkan 

pembagiannya di atas, maka peneliti melakukan pemenggalan-pemenggalan lafal 

matan hadis dalam setiap riwayat.  

1) Riwayat al-Tirmiz\i@ 

 : َ َِ وَسَلََّّ ُ ػوَيَْ ِ صَلََّّ اللََّّ لَةَ »كاَلَ رَسُولُ اللََّّ بَِِّ امصَّ ِّمُوا امصَّ  ػوَ

بْ   ٍُ ػوَيَْْاَ ابْنَ غَشٍْ ابْنَ سبَ بِوُ ْْ يِنَ، وَا  عِ سبِ

2) Riwayat Abu> Da>ud 

 : َ َِ وَسَلََّّ لَةِ »كاَلَ اميَّبُِِّ صَلََّّ اُلله ػوَيَْ بَِِّ بِامصَّ  مُرُوا امصَّ

ٍُ ػوَيَْْاَ  بِوُ ْْ يِنَ فاَ ذَا بوَؽََ غَشَْ سبِ
ِ
يِنَ، وَا بْعَ سبِ ذَا بوَؽََ سبَ

ِ
 ا

 ِ : كاَلَ رَسُولُ اللََّّ َ َِ وَسَلََّّ لَةِ وَهمُْ »صَلََّّ اُلله ػوَيَْ  مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِامصَّ

بِوُهُمْ ػوَيَْْاَ،  ْْ يِنَ، وَا بْعِ سبِ  أَبيْاَءُ سبَ
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 وَهُمْ أَبيْاَءُ غَشٍْ وَفرَّكِوُا بيَْنَهمُْ فِي اممَْضَاجِعِ  

3) Riwayat al-Da>rimi@ 

 َِ ِ صَلََّّ اُلله ػوَيَْ :  كاَلَ رَسُولُ اللََّّ َ لَةَ »وَسَلََّّ بَِِّ امصَّ مُوا امصَّ ِّ  ػوَ

ٍُ ػوَيَْْاَ ابْنَ غَشٍْ   بِوُ ْْ يِنَ، وَا بْعِ سبِ  ابْنَ سبَ

4) Riwayat Ah}mad bin H{ambal 

  : َ َِ وَسَلََّّ ِ صَلََّّ اُلله ػوَيَْ لَةِ »كاَلَ رَسُولُ اللََّّ  مُرُوا صِبْيَاىكَُمْ بِامصَّ

ا،  ُـوا غَشًْ َ ذَا بوَ
ِ
ِبوُهُمْ ػوَيَْْاَ، ا ْْ بْؼًا وَا ُـوا سبَ َ ذَا بوَ

ِ
 ا

وَفرَّكِوُا بيَْنَهمُْ فِي اممَْضَاجِعِ  
 

 

 : َ َِ وَسَلََّّ ِ صَلََّّ اُلله ػوَيَْ يِنَ،»كاَلَ رَسُولُ اللََّّ بْعِ سبِ لَةِ مِسبَ  مُرُوا أَبيْاَءَكُمْ بِامصَّ

يِنَ،   بِوُهُمْ ػوَيَْْاَ مِؼَشِْ سبِ ْْ  وَا

 وَفرَّكِوُا بيَْنَهمُْ فِي اممَْضَاجِعِ 

 : َ َِ وَسَلََّّ ُ ػوَيَْ ِ صَلََّّ اللََّّ يِنَ،»كاَلَ رَسُولُ اللََّّ بْعِ سبِ لَةَ ابْنَ سبَ بَِِّ امصَّ ِّمُوا امصَّ  ػوَ

ٍُ ػوَيَْْاَ ابْنَ غَشٍْ   بِوُ ْْ  وَا

Setelah peneliti melakukan perbandingan antara semua matan yang 

jumlahnya 7 macam redaksi sesuai dengan jumlah jalur yang ada, terdapat perbedaan 

matan hadis satu dengan matan hadis yang lain. Meski demikian, perbedaan ini tidak 

sampai pada rusaknya makna matan hadis tersebut, sehingga peneliti berkesimpulan 

bahwa hadis yang diteliti adalah riwa>yah bi al-ma’na>. 

Berikut ini peneliti akan menampilkan perbedaan-perbedaan lafal pada 

bagian awal kalimat hadis yang termuat dalam beberapa jalur sebagai indikator 

riwa>yah bi al-ma’na. Kalimat-kalimat yang digunakan pada awal matan hadis 

tersebut, yaitu: 

a. Riwayat al-Tirmiz\i@, al-Da>rimi@, Ah}mad bin H{ambal  menggunakan kalimat      

بَِِّ  مُوا امصَّ ِّ َِ وَسَلَََّّ  ػوَ ِ صَلََّّ اُلله ػوَيَْ  كال رَسُولُ اللََّّ
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b. Riwayat Abu> Da>ud, menggunakan kalimat  َاللهُ  صَلََّّ  اميَّبُِِّ  كاَل  َِ بَِِّ  مُرُوا: »وَسَلَََّّ  ػوَيَْ   امصَّ

: كال ر  َ َِ وَسَلََّّ ِ صَلََّّ اُلله ػوَيَْ  مُرُوا أَوْلَادَكمُْ »سُولُ اللََّّ

c. Riwayat Ah}mad bin H{ambal     : َ َِ وَسَلََّّ ِ صَلََّّ اُلله ػوَيَْ صِبْيَاىكَُمْ مُرُوا »كاَلَ رَسُولُ اللََّّ  

 : َ َِ وَسَلََّّ ِ صَلََّّ اُلله ػوَيَْ  مُرُوا أَبيْاَءَكُمْ »كاَلَ رَسُولُ اللََّّ

Melihat berbagai pertimbangan (melihat dari segi kata yang sering digunakan 

dalam setiap jalur hadis dan konsistensi d}ami@rmutakllim yang digunakan dalam 

salah satu jalur), peneliti menganggap bahwa yang menjadi lafal asli dari sekian 

hadis-hadis ini adalah: 

ٍُ ػوََ  بِوُ ْْ يِنَ، وَا بْعِ سبِ لَةَ ابْنَ سبَ بَِِّ امصَّ مُوا امصَّ ِّ : ػوَ َ َِ وَسَلََّّ ِ صَلََّّ اُلله ػوَيَْ  يْْاَ ابْنَ غَشٍْ كاَلَ رَسُولُ اللََّّ

Setelah ditentukan lafal asli dari 7 matan redaksi hadis yang ada, selanjutnya 

untuk membuktikan apakah matan-matan hadis tersebut tehindar dari ‘illah atau 

tidak, maka dibutuhkan langkah-langkah yang dikenal dengan kaidah  minor 

terhindar dari ‘illah,  yaitu sebagai berikut:  

a) Tidak terjadi inqila>b. Inqila>b ialah terjadinya pemutar balikan lafal matan seperti 

mengakhirkan lafal yang seharusnya di awal. Pada hadis yang penulis teliti 

terjadi inqila>b yaitu pada riwayat Abu> Da>ud yakni kalimat فضربوٍ ػويْا  terletak 

diakhir, terjadi pemutar balikan lafal jika dibandingkan hadis Ah}mad bin H{ambal 

riwayat 3, al-Da>rimi@, dan al-Tirmiz\i@ terletak di tengah. Namun demikian, inqila>b 

yang terdapat dalam hadis di atas tidak sampai mempengaruhi makna hadis. 

b) Tidak ada idra>j. Idra>j ialah adanya sisipan dalam matan hadis yang biasanya 

terdapat dipertengahan matan hadis, baik itu perkataan periwayat atau hadis 

lain, yang bersambung dengan matan hadis tanpa ada keterangan sehingga tidak 



 89 

dapat dipisahkan.
67

 Tambahan seperti itu dapat merusak kualitas matan hadis. 

Namun demikian, dalam hadis tersebut peneliti tidak menemukan idra>j. 

c) Tidak ada ziya>dah. Ziya>dah adalah tambahan dari perkataan periwayat s\iqah 

yang biasanya terletak di akhir matan. Tambahan itu berpengaruh terhadap 

kualitas matan jika dapat merusak makna matan.
68

 Pada hadis di atas  ditemukan 

adanya tambahan pada riwayat Abu> Da>ud hadis kedua, dan Ah}mad bi H{ambal 

hadis pertama dan kedua, yaitu kata  و فركوا بينهم فى المضاجع. Namun, perbedaan 

tersebut tidak sampai merusak makna hadis tersebut. 

d) Pada hadis di atas tidak ditemukan musahhaf/muharraf, yaitu perubahan huruf 

atau syakal pada matan hadis. 

e) Naqis (mengurangi dari lafal matan hadis sebenarnya), pada hadis di atas tidak 

terjadi pengurangan lafal. 

f) Tidak terjadi mus}ah}h}af/muh}arraf. Mus}ah}h}af adalah berubahnya titik pada suatu 

huruf dengan tetapnya bentuk huruf tersebut yang terdapat dalam sebuah hadis. 

Muh}arraf adalah berubahnya baris pada suatu huruf dengan tetapnya bentuk 

huruf tersebut yang terdapat dalam sebuah hadis. Dalam hadis-hadis yang 

menjadi kajian tidak ditemukan adanya mus}ah}h}af/muh}arraf. 

 
67

‘Abd al-Rah}i>m Ibn al-H{usain al-‘Ira>qi>, Al-Taqyi>d wa al-I<d}a>h} Syarh} Muqaddamah Ibn al-

S{ala>h} (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1972 M), h. 127. Lihat juga, Muh}ammad Ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-

Sakha>>wi>, Al-Taud}i>h} al-Abhar li Taz\kirah Ibn al-Malaqqan fi> ‘Ilm al-As\ar (al-Sa‘u>diyyah: Maktabah 

Us}u>l al-Salaf, 1418 H), h. 56. Lihat juga, Ibra>hi>m Ibn Mu>sa> al-Abna>si>, al-Sya>z\z\ al-Fiya>h} min ‘Ulu>m 

Ibn al-S{ala>h} (Riya>d}: Maktabah al-Rusyd, 1998 M), h. 216. 

68
H{amzah Ibn ‘Abdilla>h al-Maliba>ri>, Ziya>dah al-S|iqah fi> Mus}t}alah} al-H{adi>s\ (t.d), h. 17. Lihat 

juga, ‘Abd al-Qa>dir Ibn Mus}t}afa> al-Muh}ammadi>, al-Sya>z\z\ wa al-Munkar wa Ziya>dah al-S|iqah (Cet. I; 

Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2225 M), h. 382. Lihat juga, Yu>suf Ibn Ha>syi>m al-Lih}ya>ni>, al-

Khabr al-S|a>bit, (t. d.), h. 35. 
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Dengan demikian, hadis yang menjadi objek kajian terbebas dari ‘illah, 

meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya ditemukan benih-benih ‘illah 

itu sendiri, namun tidak sampai merusak makna hadis tersebut. 

3) Meneliti kandungan matan hadis 

Penelitian kandungan matan hadis bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

hadis tersebut terdapat syaz\ atau tidak. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang 

dikenal dengan kaidah minor terhindar dari syuz\u>z\ yaitu sebagai berikut: 

a) Tidak bertentangan dengan al-Qur’an 

Hadis tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan kitab suci al-Qur’an. 

Keluarga perlu membiasakan anaknya untuk melaksanakan salat sejak dini agar 

mereka dapat melaksanakan salat secara baik dan membiasakan dirinya. Terbukti 

dalam firman Allah swt. QS T{a>ha>/20: 132. 

صْعَبَِْ 
 
ووَٰةِ وَأ مصَّ

 
لََِ بِٱ ُْ لِبَةُ نِوتَّلْوَىٰ  وَأْمُرْ أَ مؼَْ َٰ

 
نُ ىرَْزُكُمَ وَأ ْ  ػوَيَْْاَ لَا وسَْـلََُِ رِزْكاً نحَّ

Terjemahnya: 

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam 
mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang 
memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang 
yang bertakwa.

69
. 

b) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih 

Hadis tentang perintah salat terhadap anak dari berbagai literatur tidak 

didapatkan pertentangan baik secara lafal maupun makna dengan hadis sahih 

lainnya. Bahkan hadis ini sejalan dengan redaksi hadis sahih yang lain. 

 
69

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 321. 
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 ُُ حْمَنِ، غَنْ أَبِي  ، غَنْ أبَِي سَومََةَ بْنِ غَبْدِ امرَّ ريِِّ ُْ جيَاَ ابْنُ أَبِي ذِئبٍْ، غَنِ امزُّ جيَاَ أدَٓمُ، حَدَّ ، حَدَّ َُ ُ غَيْ َ اللََّّ ِِ رَيرَْةَ رَ

:  كاَلَ: كاَلَ اميَّبُِِّ  َ َِ وَسَلََّّ ، »صَلََّّ اُلله ػوَيَْ َِ سَاهِ ، أَوْ يمَُجِّ َِ اهِ َ ، أَوْ ييُصَِّّ َِ دَاهِ ٍُ يُُوَِّ كُُُّ مَوْموُدٍ يوُلَدُ ػلَََّ امفِعْرَةِ، فٱَبَوََا

لْ ترََى فِيْاَ جَدْػاَء َُ يمةََ  يمةَِ ثًُتْجَُ اهبََِ كََثَلَِ اهبََِ
70
  

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami A<dam telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abi@ Zi’bin dari al-Zuhri@ dari Salamh bin ‘Abdurrah}man dari Abu> Hurairah ra. 
Bahwa Rasulullah saw. bersabda setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, 
kemudian kedua orang tuanyalah yang kemudian menjadikannya Yahudi, 
Nasrani atau Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkann binatang 
ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya. (HR. 
Bukhari) 

c) Tidak bertentangan dengan akal sehat 

Salat merupakan ibadah yang rumit berbagai syarat, rukun, sunah, dan hal-hal 

yang membatalkan salat. Bahkan ada beberapa ketentuan-ketentuan yang diwajibkan 

sebelum seseorang melaksanakan salat. Dengan demikian, setiap umat Muslim, 

dapat melaksanakan salat dengan benar dan baik. Terlebih juga perlu ada upaya 

pendidikan salat terhadap anak sejak usia dini. Tidak ada dalil tentang larangan 

melaksanakan salat. 

 

C. Kandungan Hadis tentang Pendidikan Salat terhadap  Anak 

Dalam beberapa hadis Nabi Muhammad saw. disebutkan tentang perintah 

salat terhadap anak. Di antara hadis-hadis tersebut adalah: 

، ةَ الجُِنَُِِّ بِيعِ بْنِ سَبََْ نََ حَرْمَلََُ بْنُ غَبْدِ امؼَزيِزِ بْنِ امرَّ جيَاَ ػلَُِِّ بْنُ حُجْرٍ كاَلَ: أَخْبَََ بِيعِ  حَدَّ َِ غَبْدِ الملَِِِ بْنِ امرَّ غَنْ عَِّ

ةَ، غَنْ أَبِي : بْنِ سَبََْ َ َِ وَسَلََّّ ُ ػوَيَْ ِ صَلََّّ اللََّّ ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اللََّّ ٍِ ، غَنْ جَدِّ بْعِ »َِ لَةَ ابْنَ سبَ بَِِّ امصَّ مُوا امصَّ ِّ ػوَ

ٍُ ػوَيَْْاَ ابْنَ غَشٍْ  بِوُ ْْ يِنَ، وَا  )رواٍ امترمذى(سبِ
71 
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali@ bin H{ujr berkata, ‚telah mengabarkan 
kepada kami H{armalah bin ‘Abdul Aziz bin al-Rabi’ bin Sabrah al-Juhani 
dari ‘Abdul Malik bin al-Rabi’ bin Sabrah dari ayahnya dari kakeknya ia 
berkata, ‚Rasulullah saw., bersabda, ‚Ajarkanlah salat kepada anak-anak 
diumur  tujuh tahun dan pukullah mereka ketika meninggalkan salat di umur 
sepuluh tahun.‛ 

1) Interpretasi tekstual 

Menginterpretasikan hadis secara tekstual, maka perlu mengungkapkan 

beberapa hal sebagai pertimbangan agar memperoleh pemahaman yang utuh, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Keeragaman teknik periwayatan 

Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dengan makna. Hal ini dapat 

dilihat dari berbagai redaksi hadis yang memiliki kandungan makna serupa dengan 

hadis tersebut. Di antaranya adalah riwayat Ah}mad bin H{ambal dalam Musnad-nya, 

Abu> Da<ud dalam kitab Sunan-nya, yaitu: 

، كاَلَ: كاَلَ رَ  ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ رِو بْنِ شُؼَيْبٍ، غَنْ أَبِي ارُ بْنُ دَاوُدَ، غَنْ عَْ جيَاَ سَوَّ جيَاَ وَنِيعٌ، حَدَّ ِ صَلََّّ حَدَّ سُولُ اللََّّ

 : َ َِ وَسَلََّّ ا، وَفرَّكِوُا بيَْنَهمُْ فِي  مُرُوا صِبْيَاىكَُمْ »اُلله ػوَيَْ ُـوا غَشًْ َ ذَا بوَ
ِ
بِوُهُمْ ػوَيَْْاَ، ا ْْ بْؼًا وَا ُـوا سبَ َ ذَا بوَ

ِ
لَةِ ا بِامصَّ

اممَْضَاجِعِ 
 72

 

، اممَْؼْنََ وَاحِدٌ، كَ  ِْمِيُّ ِ بْنُ بكَْرٍ امسَّ ، وَغَبْدُ اللََّّ فَاوِيُّ حْمَنِ امعُّ دُ بْنُ غَبْدِ امرَّ جيَاَ مُحَمَّ ارٌ أَبوُ الَا حَدَّ جيَاَ سَوَّ : حَدَّ

َِ وَسَلَََّّ  ِ صَلََّّ اُلله ػوَيَْ ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اللََّّ ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ رِو بْنِ شُؼَيْبٍ، غَنْ أَبِي زَةَ، غَنْ عَْ  مُرُوا أَبيْاَءَكمُْ »: حَمْ

يِنَ، وَ  بِوُهُمْ ػوَيَْْاَ مِؼَشِْ سبِ ْْ يِنَ، وَا بْعِ سبِ لَةِ مِسبَ فرَّكِوُا بيَْنَهمُْ فِي اممَْضَاجِعِ بِامصَّ
73
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زَةَ  ارٍ أَبِي حَمْ اغِيلُ، غَنْ سَوَّ سَْْ
ِ
جيَاَ ا ، حَدَّ شَامٍ يؼَْنِِ اميْشَْكُريَِّ ُِ لُ بْنُ  جيَاَ مُؤَمَّ ارُ بنُْ  -حَدَّ وَ سَوَّ ُُ كاَلَ أَبوُ دَاوُدَ: وَ

فِيُّ  يْرَ زَةَ اممُْزَنِيُّ امصَّ ِ صَلََّّ اُلله غَنْ عَْ  -دَاوُدَ أَبوُ حَمْ ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اللََّّ ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ رِو بْنِ شُؼَيْبٍ، غَنْ أَبِي

 : َ َِ وَسَلََّّ بِوُهُمْ ػوَيَْْاَ، وَهُمْ أَبيْاَءُ غَشٍْ وَفرَّكِوُا بيَْنَهمُْ فِي  مُرُوا أَوْلَادَكمُْ »ػوَيَْ ْْ يِنَ، وَا بْعِ سبِ لَةِ وَهُمْ أَبيْاَءُ سبَ بِامصَّ

ممَْضَاجِعِ ا
74

 

يُم بْنُ سَؼْدٍ، غَنْ غَبْدِ اممَْلِِِ بْنِ ا ُِ بْرَا ِ
جيَاَ ا بَّاعِ، حَدَّ دُ بْنُ ػِيسَى يؼَْنِِ ابْنَ امعَّ جيَاَ مُحَمَّ ةَ، غَنْ حَدَّ بِيعِ بْنِ سَبََْ مرَّ

 : َ َِ وَسَلََّّ ، كاَلَ: كاَلَ اميَّبُِِّ صَلََّّ اُلله ػوَيَْ ٍِ ، غَنْ جَدِّ َِ بَِِّ مُرُوا »أَبِي ذَا بوَؽََ غَشَْ  امصَّ
ِ
يِنَ، وَا بْعَ سبِ ذَا بوَؽََ سبَ

ِ
لَةِ ا بِامصَّ

ٍُ ػوَيَْْاَ بِوُ ْْ يِنَ فاَ سبِ
75

 

Dari keempat hadis tersebut memiliki redaksi hadis yang berbeda dengan 

riwayat al-Tirmiz\i@,  namun maknanya sama yaitu perintah  salat terhadap anak 

ketika umur tujuh tahun, dan memberi hukuman apabila meninggalkannya ketika 

berumur sepuluh tahun. Perbedaan lafaz dari empat  riwayat itu merupakan hal yang 

wajar, sebagaimana dalam pembahasan ini, riwayat al-Tirmiz\i@  menggunakan lafaz 

 yang maknanya ajarkanlah mereka, sedangkan riwayat Ah}mad bin H{ambal, dan ػوموا

Abu> Da>ud menggunakan lafaz مروا  yang maknanya perintahkan mereka. Namun 

tidak berpengaruh pada maksud hadis tersebut. Juga perbedaan lafaz صبِ ,أٔولاد, ابن. 

Dalam riwayat al-Tirmiz\i@ lafaz yang digunakan صبى sedangkan dalam riwayat Abu> 

Da>ud menggunakan أٔولاد, Ah}mad bin H{ambal menggunaka   ابن  
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 94 

a. ِصب . Bermakna anak yang masih muda usianya (umur dibawah 10 tahun)
76

  

b. أٔولاد. Bentuk jamk dari walad bermakna anak-anak yang berada pada 

tanggunjawab seseorang, ( tidak mesti anak kandung tetapi bisa saja murid).
77

 

c. ابن. Kata ini berasal dari dari bana> -yabni@ bina>’an yang berarti membangun, 

menyusun. Yang akar katanya dari banawa yaitu sesuatu yang dilahirkan atau al-

walad al-Z|akar  bermakna seorang anak laki-laki yang senasab
78

 

Semua lafaz tersebut mempunyai makna yang sama yaitu mengarah pada 

anak.  Namun, penulis lebih fokus pada makna walad. Anak yang menjadi peserta 

didik, sebagaimana yang menjadi term pada redaksi hadis penulis teliti. Kemudian 

riwayat Abu> Da>ud dan Ah}mad bin H{ambal ada tambahan redaksi  ِوَفرَّكِوُا بيَْنَهمُْ فِي اممَْضَاجِع  

sedangkan pada riwayat al-Tirmiz\i@ tidak ada. Namun, tambahan tersebut, tidak 

sampai merusak makna hadis. Sehingga redaksi yang menggunakan term walad pasti 

ada ketegasan  ِوَفرَّكِوُا بيَْنَهمُْ فِي اممَْضَاجِع  yaitu memisahkan ranjang anak perempuan dan 

laki-laki yang sudah balig. 

Riwayat tersebut menurut penulis adalah riwayat tamm (sempurna). Sebab, 

dengan mengamati beberapa riwayat lain yang semakna dengan hadis tersebut 

ternyata banyak redaksi yang sama panjangnya. 

Keragaman redaksi yang ada terkait dengan matan hadis tersebut diduga  

kuat terjadi karena diriwayatkan secara makna dan diriwayatkan secara tamm 

(sempurna). Meski demikian, apabila diamati secara cermat maka dapat disimpulkan 
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bahwa pemahaman yang dapat diambil tidak akan terjadi perbedaan. Artinya, 

riwayat-riwayat yang ada sama-sama mengandung pemahaman yang serupa, yaitu 

semua umat Islam tanpa terkecuali diperintahkan untuk melaksanakan salat, serta 

berupaya memerintahkan salat terhadap anaknya ketika umur tujuh tahun dan diberi 

hukuman ketika meninggalkan salat pada umur sepuluh tahun. 

 

b. Keragaman bentuk dan gaya bahasa 

Riwayat tersebut sangat jelas bahwa bahasa yang Nabi saw. gunakan adalah 

bahasa fusha (bahasa standar) sehingga penulis tidak kesulitan untuk memahaminya 

seperti pemahaman yang sebelumnya disampaikan pada pembahasan riwayat tamm. 

Secara harfiah, hadis tersebut menunjukkan bahwa  setiap umat Muslim, 

dapat melaksanakan salat dengan benar dan baik. Terlebih juga perlu ada upaya 

pendidikan salat terhadap anak sejak usia dini. Tidak ada dalil tentang larangan 

melaksanakan salat. 

c. Keragaman aspek kandungan 

Al-Qur’an menawarkan beberapa aspek bahasan yang meliputi akidah, 

ibadah, dan akhlak, bahkan secara eksplisit ada yang menunjukkan targi>b, tarhi>b, 

dan irsya>d. Bila hadis merupakan baya>n dari al-Qur’an, maka tentu kandungan hadis 

juga meliputi tema-tema tersebut di atas.
79

Apabila hadis tersebut diperhatikan, 

maka jelas bahwa kandungan maknanya berkaitan dengan masalah ibadah, 

khususnya ibadah mahdah. 
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2) Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi  intertekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan 

memperhatikan hadis lain atau ayat-ayat al-Qur’an yang terkait. Salah satu usaha 

memahami hadis Nabi saw. secara utuh adalah menggunakan teks lain untuk 

menjelaskan maksud yang terkandung dalam hadis tersebut. Apakah memahami 

hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis yang bersangkutan, 

memperhatikan hadis lain yang semakna atau memperhatikan ayat al-Qur’an yang 

terkait, memperhatikan fungsi hadis sebagai bayan terhadap al-Qur’an. Cara 

memahami seperti ini disebut dengan interpretasi intertekstual.
80

 

Memahami hadis tentang kapan menyuruh anak melaksanakan salat ini, maka 

harus dikonfirmasikan dengan hadis lain yang setema, atau al-Qur’an yang tidak 

diragukan lagi kebenarannya, karena tidak ada hadis yang dapat dijadikan hujjah itu 

bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur’an yang muhkam. Jika ditemukan 

bertentangan, maka terdapat beberapa kemungkinan di antaranya pemahaman 

terhadap hadis kurang tepat atau pertentangan pada hadis tersebut bersifat tidak 

hakiki.  

Dilihat dari segi kandungan maknanya, hadis tersebut sesuai dengan al-

Qur’an. Bahkan bisa dikatakan hadis tersebut merupakan penjelasan terhadap ayat 

al-Qur’an, firman Allah swt. QS T{a>ha>/20: 132. 

لِبَةُ نِوتَّلْوَىٰ  مؼَْ َٰ
 
نُ ىرَْزُكُمَ وَأ ْ صْعَبَِْ ػوَيَْْاَ لَا وسَْـلََُِ رِزْكاً نحَّ

 
ووَٰةِ وَأ مصَّ

 
لََِ بِٱ ُْ  وَأْمُرْ أَ
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Terjemahnya: 
Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam 
mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang 
memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang 
yang bertakwa.

81
 

QS al-Tahrim/66: 6. 

ا اميَّاسُ وَامحِْجَارَةُ ػوَيَْْاَ مَلَئِكَةٌ  َُ وِيكُمْ نََرًا وَكوُدُ ُْ ينَ أمٌَٓوُا كوُا أَهفُْسَكُمْ وَأَ ِ اَ الََّّ َ مَا  يََّأَيُُّ ؿِلَظٌ شِدَادٌ لَا يؼَْصُونَ اللََّّ

 أَمَرَهُمْ وَيفَْؼَووُنَ مَا يؤُْمَرُونَ 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.
82

 

Kedua ayat al-Qur’an tersebut, mengindikasikan bahwa  perintah menjaga 

diri dan keluarga dari api neraka ini tentu dilakukan dengan jalan melaksanakan 

perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Melaksanakan perintah Allah bersifat 

umum, karena ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan-Nya sangat beragam.    

Hadis tentang kapan menyuruh anak melaksanakan salat tampil menjelaskan 

bahwa salah satu bentuk upaya menjaga diri dan keluarga adalah dengan 

memerintahkan salat. Hadis tersebut mereduksi arti kata anfusakum.  Hal ini karena 

sulitnya memerintahkan anak untuk melakukan salat jika orang tuanya sendiri tidak 

melakukannya. Oleh karena itu, adanya perintah terhadap anak untuk melakukan 

salat apabila umur tujuh tahun, secara implisit mengandung pengertian agar 

orangtua senantiasa memberikan contoh kebaikan (melakukan perintah agama) 

 
81

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Bekasi: Mulia Abadi, 2015), h. 

321. 

82
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Bekasi: Mulia Abadi, 2015), h. 

561. 



 98 

kepada keluarganya, termasuk anak-anak mereka. Karena tatkala anak berusia tujuh 

tahun itu pada dirinya tumbuh kemampuan untuk berimitasi terhadap 

lingkungannya.  Oleh karena itu, pendidikan dan dakwah dalam suatu keluarga mesti 

dimulai dari orangtua  sendiri. 

3) Kontekstual  

Interpretasi kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan 

memperhatikan sabab al-wuru>d atau konteks masa Nabi saw., pelaku sejarah dan 

peristiwanya dengan memperhatikan konteks kekinian.
83

  

a. Hadis dilihat dari segi saba>b al-wuru>d 

Setelah mengadakan penelusuran pada kitab-kitab saba>b al-wuru>d al-h}adi@s\ 

dan kitab syarh hadis, tidak disebutkan secara khusus yang melatarbelakangi 

disabdakan hadis tentang menyuruh anak untuk salat. Munculnya hadis perintah 

salat terhadap anak dapat diketahui ketika ada seorang sahabat yang bernama Muaz\ 

bin ‘Abdilla>h bin Khuaib al-Juhni bertanya kepada istrinya, ‚Kapankah anak-anak 

itu harus mengerjakan salat?‛ Dan istri tersebut menjawab, ‚Seorang di antara kami 

menyebutkan bahwa Rasulullah saw., bahwasanya beliau pernah ditanya seseorang 

tentang itu.‛ Atau bisa dikatakan bahwa sabda Nabi saw. tentang kapan 

diperintahkanya  salat kepada anak ketika ada seseorang yang bertanya kepada 

beliau tentang itu. 

Mengenai umur yang menjadi pedoman dalam hadis, bahwa diperintahkan 

anak salat ketika umur tujuh tahun, dan dipukul ketika meninggalkan salat umur 

sepuluh tahun. Zaman sekarang umur tujuh tahun sudah memasuki tingkatan SD 
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kelas satu, dan umur sepuluh tahun memasuki tingkatan SD kelas empat. Mengenai 

redaksi yang mengatakan pukullah, banyak ragam bentuk memukul, baik itu fisik 

maupun non fisik. Apabila dipahami secara teks, maka memukul dalam artian fisik. 

Namun, apabila dipahami secara konteks, dipukul dalam artian diberi hukuman yang 

bisa saja non fisik. Seperti memberi hadiah, teguran, apabila meninggalkan salat 

supaya anak menjadikan motivasi dan kebiasaan. Sehingga, lambat laun anak mulai 

terbiasa untuk salat.  

b. Hadis dilihat dari kemajuan zaman 

Salah satu uji orisinalitas sebuah hadis dapat dilihat apakah hadis tersebut 

tidak bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang telah mapan.  

Perintah salat terhadap anak, diperintahkan ketika umur tujuh tahun dan pukul 

ketika umur sepuluh tahun, apabila meninggalkannya. Psikologi perkembangan, 

menginformasikan bahwa dalam usia tujuh tahun kecakapan anak untuk berpikir 

logis sedang dalam proses pertumbuhan.  

Zakiyah Darajat  menyatakan bahwa adanya perintah Rasulullah kepada 

orang  tua si anak agar mengajarkan salat pada usia tujuh tahun itu, karena pada usia 

ini anak berada dalam tahap kecakapan perkembangan potensi pikirnya. 

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana anak yang masih belum 

mencapai usia tersebut, namun telah berkembang potensi pikirnya, atau anak umur 

lebih dari tujuh namun namun kecakapan berpikirnya belum berkembang.
84

 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin mempercepat 

pertumbuhan dan perkembangan anak justru sebelum ia genap berusia tujuh tahun, 
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anak-anak sudah harus dilatih untuk melakukan salat, sehingga pada usianya yang 

sudah genap tujuh tahun sudah terbiasa bersikap patuh dan tunduk terhadap ajaran-

ajaran agama. 

 Kalimat ‚pukullah‛, bukan berarti Islam mengajarkan agar orangtua ataupun 

pendidik memukul anak yang membangkang begitu saja, tetapi perintah memukul di 

sini hanya sebuah simbol bahwa salat merupakan kewajiban yang sangat penting dan 

tidak boleh ditinggalkan. Kalimat ‚pukullah‛ berarti bentuk ketegasan orangtua 

dalam mendidik anak agar seorang anak tersebut tidak mengentengkan salat. 

Sebaiknya memukul merupakan alternatif terakhir dalam mendidik anak, memukul 

hanya sebuah cara orangtua untuk menakut-nakuti anak yang melalaikan salatnya. 

4) Living Sunnah  

Living sunnah adalah pemahaman terhadap hadis secara substansi dan 

formal; universal, lokal dan temporal yang merupakan sebuah bentuk aplikasi hadis 

Nabi  saw. Artinya, kesemua aplikasi tersebut merupakan bagian dari menghidupkan 

sunah.
85

  

Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam mengamalkan hadis Nabi saw. 

dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman akan makna substansi dan formal dari 

hadis tersebut sehingga dalam pengaplikasiannya dapat sejalan dengan kedudukan 

dan misi kerasulan Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat bagi seluruh alam dan 

uswah hasanah (teladan yang terbaik) bagi umat manusia. Tentunya dalam hal ini, 

setelah melalui tahap interpretasi, baik secara tekstual, intertekstual maupun 

kontekstual. 
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Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’a>ni@ al-H{adi@s, h. 187. 
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Hadis yang menjadi objek kajian peneliti  termasuk hadis yang mengandung 

petunjuk aplikatif, yaitu perintah orangtua untuk mendidik anaknya untuk salat.  

Pengamalan hadis dalam menghidupkan sunnah  Nabi saw. tidak dapat dilepaskan 

dari kandungan petunjuk hadis-hadis tersebut, karena di antaranya ada yang bersifat 

universal, lokal dan temporal.  

Berangkat dari pemahaman tentang petunjuk kandungan yang terdapat dalam 

hadis yang penulis kaji, baik dari segi formal dan substansinya; maka sudah dapat 

ditentukan sifatnya, baik itu universal, lokal, dan temporal. Dengan demikian, teknik 

interpretasi baik secara tekstual, kontekstual, intertekstual, merupakan suatu 

keniscayaan dalam memahami suatu hadis. Dan hadis diperintahkan anak salat 

ketika umur tujuh tahun bersifat universal. 

 

D. Implementasi Hadis Pendidikan Salat Terhadap Anak pada Madarasah 

Ibtidaiyyah  DDI Tobarakka, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan 

1. Waktu Permulaan Pendidikan Salat Anak  

Pendidikan salat pada anak dapat dimulai ketika anak telah berumur tujuh 

tahun. Dalam hadis Nabi saw.  perintah untuk memberikan pendidikan salat kepada 

anak sejak usia tujuh tahun ini dinyatakan dengan lafaz muru> yang berarti 

memerintahkan dengan meyakinkan, tidak hanya sekedar memberi tahu. Akan 

tetapi, si anak harus diyakinkan.  

Usia ini merupakan permulaan pendidikan salat pada anak secara intensif. 

Mereka benar-benar dilatih dan diperintah untuk melaksanakan salat, rahasia hadis 

tentang perintah salat pada anak sejak usia tahun ini, merupakan agar anak dapat 
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mempelajari hukum-hukum ibadah sejak masa pertumbuhannya. Sehingga, ketika 

anak itu nanti tumbuh besar, ia  telah terbiasa melakukan dan terdidik untuk menaati 

perintah Allah, perintah salat bagi anak ini merupakan sebuah pelajaran terhadap 

mereka. Serta menjadi mu’asyarah  sesama makhluk-Nya. Oleh  karena itu, salat 

anak pada usia tujuh tahun ini belum  menjadi kewajiban yang dihukumi dosa 

apabila ditinggalkannya. Hanya saja, pada usia tujuh tahun ini, perlu ada penekanan 

agar anak belajar dan melaksanakan salat dengan benar, terlatih. Mereka tidak hanya 

diajarkan tentang kaifiyah, menjalankan salat yang lebih bersifat fiqhiyah, 

melainkan termasuk menanamkan nilai-nilai di balik salat.  

Berkaitan dengan kaifiyah salat pada usia tujuh tahun, anak tidak hanya 

diberi pengetahuan tentang salat. Akan tetapi, anak juga diberikan pengetahuan 

tentang apa saja yang mereka butuhkan dalam salat. Baik dari segi syarat maupun 

rukun salat. Setelah itu, mereka diperintahkan untuk melaksanakan salat.
86

 Oleh 

karena itu, anak sebenarnya sudah bisa dilatih untuk melaksanakan salat jauh 

sebelum memasuki usia tujuh tahun. Hanya saja, pola pendidikannya lebih 

menekankan pada segi pembiasaan anak terhadap salat. Sedang proses latihannya 

dilakukan tanpa ada unsur paksaan dan penekanan, sehingga dapat membawa anak 

senang, dan terbiasa melakukan salat. Perintah salat pada usia tujuh tahun ini, 

sebenarnya upaya untuk pembiasaan dan persiapan diri. Anak telah dibiasakan salat 

sebelum memasuki usia balig. Sehingga, anak siap melaksanakan kewajiban salatnya 

ketika telah balig. 

 
86

Muh}ammad ‘Abdurrah}man bin ‘Abdurrah}i@m, Tuh}fatu al-Ah}wazi@ bi Syarh Ja>mi’ al-Tirmiz\i@@, 

juz II (Bairu>t: Da>r al-Kutub al-Isa>miah, t.th), h. 369. 
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Ditinjau dari segi perkembangannya, usia tujuh tahun merupakan masa yang 

tepat untuk melangsungkan proses pendidikan salat. Karena usia yang dimiliki anak 

telah memasuki masa stabil dan mampu bertanggug jawab. Sehingga anak harus 

mengalami proses penekanan dalam pendidikan dengan memberikan rangsangan dan 

perhatian melalui perintah untuk melaksanakan salat. Anak juga mulai mampu 

menggunakan fungsi intelektual dalam usaha mengenal dan menganalisis 

lingkungan, mampu memperhatikan hal-hal kesusilaan dan mulai menilai perbuatan 

manusia atas dasar baik buruk  karena mulai timbul kata hatinya. Dengan demikian, 

anak sudah mampu menerima kenyataan bahwa  salah satu ibadah wajib yang 

dibebankan kepada Muslim yang telah balig adalah salat. Dengan mempersiapkan 

diri untuk melaksanakan kewajiban kelak dan menataati perintah salat dari kedua 

orang tuanya. 

Tingkat keberagamaan anak usia tujuh tahun berada pada tingkat kenyataan 

(the realistic stage). Anak sudah mampu menyerap materi agama berdasarkan 

kenyataan-kenyataan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya anak 

sudah bisa diajarkan salat jauh sebelum memasuki usia tujuh tahun. Namun, 

pendidikannya sekadar sebagai pembiasaan terhadap salat dan proses latihannya 

dilakukan tanpa ada paksaan dan penekanan. 

2. Metode pengajaran salat anak 

Metode pengajaran salat anak usia tujuh tahun, berdasarkan hadis tentang 

perintah salat anak sejak usia tujuh tahun, yaitu: 
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a. Perintah  

Perintah diartikan sebagai anjuran yang  sifatnya lebih keras. Maksudnya, 

suatu keharusan untuk melakukan sesuatu yang baik, berguna dan diwajibkan. 

Metode perintah tidak sebatas memerintah anak secara lisan untuk melaksanakn 

salat. Akan tetapi, orang tua juga memberikan pengajaran sekaligus memantau 

pelaksanaan salat anaknya. Karena anak tidak akan melaksanakan salat secara tetap 

apabila hanya disuruh melaksanakan salat saja. Anak memerlukan pendidikan latihan 

dan pembiasaan. Oleh karena itu, orang tua bagaimanapun disuruh memerintahkan 

anaknya untuk salat sama halnya dengan bagaimana orang tua disuruh mengajari 

anak agar terbiasa melaksanakan salat. 

Metode ini harus disertai dengan keteladanan orang tua. Karena salah satu 

kebiasaan anak adalah banyak bercermin dari orang tuanya. Jika orang tua menyuruh 

salat anaknya, maka terlebih dahulu orang tua yang harus melaksanakan salat. 

Mengajak anak secara berjamah salat. Kemudian harus disertai dengan perhatian dan 

pemantauan. Karena ini merupakan dasar pendidikan yang paling utama dan paling 

menonjol. Perhatian dapat diwujudkan melalui bimbingan terhadap salat anak, baik 

bimbingan untuk menghafal bacaan maupun bimbingan untuk melaksanakan gerakan 

salat. Oleh karena itu, orang tua menjadi teladan terhadap anak, sehingga anak bisa 

bercermin terhadap orang tuanya. 

Bentuk pengajaran yang diberikan kepada siswa-siswi di Madrasah tersebut 

dengan cara bertahap. Yaitu pertama,  kelas 1 khusus semester genap sudah 

diperkenalkan rukun iman dan rukun Islam. Kelas 2 semester ganjil mereka diajarkan 
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lafaz azan, ikamah dan perkenalan salat. Pertemuan 1-7 mereka diajarkan tentang 

azan dan ikamah. Peserta didik sedapat mungkin mencapai beberapa indikator, yaitu: 

a) Melafalkan bacan azan dan ikamah dengan baik  

b) Menghafal bacan azan dan ikamah dengan benar 

c) Mempraktekkan bacaan azan ikamah dandengan benar 

d) Menyebutkan manfaat dari panggilan azan 

e) Menyebutkan hikmah berdoa setelah azan  

Pertemuan 8-14 mereka diajarkan tentang salat. Peserta didik sedapat 

mungkin mencapai beberapa indikator, yaitu: 

a) Menyebutkan syarat wajib salat 

b) Syarat sah salat  

c) Menyebutkan hikmah salat fardu 

Kelas 2 Semester genap pada pertemuan 15-20. Mereka diajarkan tentang 

salat yang lebih spesifik pada salat berjamaah
87

. Peserta didik sedapat mungkin 

mencapai beberapa indikator, yaitu: 

a) Menyebutkan  ketentuan salat berjamaah  

b) Menyebutkan tata cara salat berjamah 

c) Mempraktekkan salat berjamaah  

d) Membiasakan salat berjamaah 

 
87

Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan secara bersama-sama dan dilakukan oleh dua 

orang atau lebih, yang satu jadi imam dan yang lain menjadi makmum.  Salat berjamaah lebih utama 

dari pada salat sendiri, pahala salat berjamaah 27 derajat. Jika imam lupa dalam salat, maka makmum 

wajib untuk mengingatkannya. Makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan salat berjamaah. 

Hukum salat berjamaah adalah sunah muakad. 
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Pertemuan 21-24 mereka diajarkan tentang zikir setelah salat fardu
88

, Peserta 

didik sedapat mungkin mencapai beberapa indikator, yaitu: 

a) Melafalkan bacaan zikir setelah salat fardu 

b) Menyebutkan hikmah zikir setelah salat fardu 

c) Membiasakan berzikir setelah salat fardu 

d) Mempraktekkan ziki r setelah salat fardu  

Pertemuan 25-28 mereka diajarkan doa setelah salat fardu
89

. Peserta didik 

sedapat mungkin mencapai beberapa indikator, yaitu: 

a) Melafalkan doa  setelah salat  

b) Melakukan doa  setelah salat 

c) Menyebutkan hikmah doa 

d) Mempraktekkan doa setelah salat 

Adapun materi doa yang diajarkan setelah selesai salat antara lain: 

1. Doa untuk kedua orang tua 

 يراـوارحمِمانماربياني صرب اؾفرلي وموالد ي 

 “Ya Allah ampunilah aku dan kedua aorang tuakudan sayangilah mereka 

berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil”. 

2. Doa untuk kebahagian dunia dan akhirat 

َّياَ اثِياَ فِي  يةًَ وَفِى ارَب هيَْا حَسبَ يةًَ لٔ امي لدُّ  وَكٌِاَ ػذََابَ اميَّارِ خِرَةِ حَسبَ

 
88

Dzikir artinya mengingat allah. Setelah selaesai salat sebaik berzikir dan berdoa, dan 

bacaan zikir istiqfar, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. 

89
Menurut bahasa doa artinya memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. 

Sedangkan doa menurut pengertian syariat adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan 

kepada Allah SWT dengan merendahkan diri dan tunduk kepadaNya. setiap waktu dan setiap tempat 
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 “ Ya tuhan kami berilah kami kebahagian di dunia dan kebahagiaan di 

akhirat dan periharalah kami dari siksa api neraka”. 

Kemudian kelas 3 mereka diajarkan salat sunah rawa>tib, pertemuan dua kali. 

Peserta didik sedapat mungkin mencapai indikator, yaitu: 

a) Menerima ketentuan hikmah salat sunah rawa>tib 

b) Membiasakan salat sunnah rawa>tib 

c) Memahami  ketentuan salat sunah  rawa>tib 

Materi yang diajarkan tentang salat rawa>tib, sebagai berikut: 

1. Salat sunnah rawa>tib adalah salat sunnah yang di lakukan sebelum atau 

sesudah salat lima waktu 

2. Hukum salat sunnah rawa>tib adalah gairu muakkad 

3. Jumlah salat sunnah rawtib adalah 12rakaat 

4. Waktu salat sunnah rawa>tib adalah 

                              Qobliya                                                  Ba’diyah  

Subuh               2 rakaat                                                         - 

Dhuhur             2 rakaat                                                    rakaat 

Ashar                2 rakaat                                                         - 

Magrib                   -                                                            2 rakaat 

Isya’                   2 rakaat                                                      
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5. Keutamaan salat sunnah rawat adalah bahwa rasulullah Saw bersabdabahwa 

salat sunnah dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari pada dunia dan 

isinya. 

6. Hikma salat rawa>tib, yaitu Allah akan mengasihi dan menyayagi bagi orang 

yang salat sunnah rawa>tib dan Allah akan menjauhkan dari api neraka bagi 

orang yang melaksankan salat sunnah rawa>tib 

7. Allah akan membagun istana di Surga. 

8. Langkah-langkah salat sunah rawa>tib 

9. Tata cara salat sunah rawa>tib 

Kedua, kelas 4-6 mereka diwajibkan ikut salat zuhur berjamaah di Masjid 

yaitu pada pukul 12.40 kecuali hari jumat. Setelah itu, mereka melanjutkan mata 

pelajaran berikutnya.  

Sebagaimana yang tertera pada jadwal, lihat pada halaman lampiran. 

 Dari uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa bentuk perintah yang 

diberlakukan siswa-siswi di Madrasah tersebut di mulai kelas 1-3, dengan beberapa 

pengajaran tentang salat bahkan sudah diajarkan praktik salat sunah yaitu salat duha 

berjamaah di Masjid. Setelah menduduki kelas 4 mereka diwajibkan mengikuti salat 

zuhur berjamaah di Masjid. Hingga kelas 6. Adapun bacaan-bacaan salat yang 

diajarkan itu umum. Bacaan yang panjang maupun pendek semuanya dipelajari. 

Namun, terkadang siswa menghafal yang lebih pendek. 

b. Hukuman  

Hukuman yang dimaksud di sini adalah berbentuk sebuah  aktivitas, yaitu 

memukul anak yang membangkang perintah salat pada saat usianya telah memasuki 



 109 

10 tahun.  Dalam hadis disebutkan apabila sampai sepuluh tahun maka pukullah  

mereka.  Ini menjadi sarana untuk menunjukan kepada mereka tentang beratnya 

siksaan apabila meninggalkan salat.  

Hukuman pukul yang diberikan kepada anak harus memenuhi beberapa 

syarat dan ketentuan agar anak tidak merasa sakit dan tersiksa. Meskipun 

dibolehkan memberikan hukuman kepada anak, tetapi orang tua tidak dibenarkan 

melakukan hukuman tersebut, apabila orang tua itu sendiri tidak membiasakan salat 

terhadap anaknya semenjak usia tujuh tahun. Anak tidak akan melaksanakan salat 

secara tetap, hanya diperintah atau disuruh.  Anak juga memerlukan pendidikan, 

latihan dan pembiasaan  terhadap sesuatu yang menjadikannya terlatih.  

Siswa-siswi di Madrasah tersebut, khususnya kelas 4-6 diwajibkan mengikuti 

salat berjamaah. Bagi yang melanggar aturan diberikan hukuman. Hukuman tersebut 

yang awalnya berupa sistem denda, yaitu 500 rupiah sekali melanggar. Uang denda 

tersebut diamanahkan oleh bendahara setiap kelas, yang akan menyimpan uang itu 

sebagai tabungan. Untuk kebutuhan siswa-siswi sendiri, misalnya membeli al-

Qur’an dan lain sebagainya. Namun, sistem denda ini hanya berlaku sebentar saja. 

Dengan alasan ada orangtua siswa yang keberatan, karena faktor ekonomi. Sehingga 

kepala pimpinan Madrasah mengambil keputusan, dan mengubah sistem tersebut. 

Jadi, hukuman bagi yang melanggar akan menghafal surah-surah pendek sambil 

berdiri, dan memungut sampah sampai bersih di halaman sekolah.  

Perintah salat pada anak usia ini dilakukan secara terus menerus, hingga anak 

memasuki usia 10 tahun. Anak dalam usia ini, kemungkinan telah berpengaruh oleh 
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faktor-faktor psikologis dan pikiran yang mendorongnya bersikap malas, bandel, 

atau sikap-sikap yang lain. 

Menurut Montessori  yang dikutip oleh Baharuddin, bahwa ada enam tahap 

perkembangan anak
90

, yaitu: 

1. Umur 1-7 tahun. Tahap penangkapan (penerimaan) dan pengaturan dunia 

luar dengan perantaraan alat-alat indra yang merupakan rencana motoris 

dan panca indra yang bersifat beragam. 

2. Umur 7-12 tahun. Tahap ketika anak-anak mulai memperhatikan hal-hal 

kesusilaan  dan mulai menilai perbuatan manusia atas dasar baik buruk 

karena mulai timbul kata hatinya. Tahap ini disebut dengan rencana 

abstrak. 

3. Umur 12-18 tahun. Tahap penemuan diri dan kepekaan rasa sosial. Dalam 

masa ini kepribadian harus dikembangkan sepenuhnya dan harus sadar 

akan keharusan. 

4. Umur  18 dan seterusnya. Tahap ini merupakan pendidikan tinggi, 

perhatian Motessori ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa perguruan 

tinggi yang menyediakan diri untuk kepentingan dunia. 

Oleh karena itu, penggunaan pukulan dalam pendidikan salat pada anak, yaitu 

pertama,  pukulan yang dijelaskan dalam hadis telah didahului dengan fase-fase yang 

tepat. Telah ada jarak masa yang cukup bagi orang tua untuk memberikan 

pendidikan  dan menanamkan kebiasaan salat pada anak.  Kedua, pukulan tersebut 

merupakan pukulan yang  mendidik, bukan pukulan yang mengadili. Ia merupakan 

 
90

Baharuddin, Pendidikan & Psikologi Perkembangan  (Cet. II; Jogjakarta: Ar-Ruzz Medi, 

2017), h. 105.  
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hak yang terikat dan bukan sesuatu keharusan. Ketiga, perintah memukul di usia 

sepuluh tahun hanyalah sebuah had yang harus ditanggung oleh anak apabila 

meninggalkan salat. Dengan demikian, memukul dengan pukulan yang wajar saja. 

Maksudnya, tidak membuat anak menderita dan tidak menyakitkan. 

3. Tanggapan para guru Madrasah Ibtidaiyyah DDI  Tobarakka terhadap hadis 

perintah salat kepada anak 

Dicky Saputra, selaku guru yang mengajarkan al-Qur’an Hadis beranggapan 

bahwa perintah salat ketika berumur tujuh tahun, dan pukulah ketika meninggalkan 

salat umur sepuluh tahun.  Menurutnya, memang kelas satu umurnya sekitaran tujuh 

tahun, dan kelas empat sekitaran umur sepuluh tahun. Dengan begitu, orang tua 

diperintahkan untuk salat anaknya ketika umur tujuh dan ditegaskan ketika umur 

sepuluh tahun.  Terkait  sangsi yang diberikan kepada murid yang tidak ikut salat 

berjamaah, terkadang memungut sampah. Sebagai guru al-Qur’an Hadis, beliau 

hanya mengajarkan bacaan-bacaan al-Qur’an yang benar terhadap muridnya. Terkait 

perintah memukul anak ketika berumur sepuluh tahun apabila meninggalkan salat. 

Beliau memahaminya bukan hanya secara fisik. Melainkan  anak  diberikan sangsi 

yang berupa non fisik misalnya berupa hadiah.
91

  

Ibu Musliani, selaku  guru Fikih, beliau beranggapan bahwa kelas satu sudah 

mempelajari cara-cara berwudu, bacaan salat, dan azan.  Bahkan sebelum masuk 

kelas diharuskan menghafal atau menyetor bacaan salat. Kemudian Kelas dua sudah 

praktek salat sunnah. Begitu pun kelas tiga sudah mulai praktik salat fardu, yang 

memang ada fasilitas berupa, proyektor, layar untuk melihat tata cara salat secara 

 
91

Dicky Saputra, Guru Qur’an Hadis, Wawancara, Tobarakka, 22 Juni 2018  
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langsung. Mengenai kelas empat ke atas,  mereka sudah diwajibkan ikut berjamaah 

di masjid. Adapun mengenai murid yang tidak ikut berjamaah, biasanya dipungut 

denda. Maksudnya, denda tersebut berupa uang lima ratus rupiah per orang. Uang 

tersebut mereka tabung untuk pembelian al-Qur’an, dan lain-lain. Namun, lambat 

laun ada beberapa orang tua yang kemudian keberatan sehingga wali kelas 

mengambil keputusan sesuai dengan arahan pimpinan Madrasah untuk mengubah 

denda tersebut, yaitu bagi murid yang tidak ikut berjamaah disuruh berdiri sambil 

menghafal surah-surah pendek.
92

 

Muhammad Idris, selaku pimpinan Madrasah Ibtidaiyyah DDI Tobarakka. 

memberikan kurikulum bagi siswa untuk ikut salat berjamaah. Adapun salat sunnah 

dianjurkan kepada seluruh siswa untuk ikut, yaitu salat duha.  Sedangkan  salat fardu 

hanya diwajibkan kepada kelas tertentu, yaitu kelas empat, lima, dan enam. Alasan 

perbedaan pembebanan dikarenakan jadwal pulang sekolah yang berbeda. Yaitu, 

untuk kelas satu sampai 1-3 pulang pada jam 11.00 dan untuk kelas 4-6 pulang 

setelah zuhur, sehingga diwajibkan salat berjamaah sebelum pulang. Sangsi yang 

diberikan bagi siswa yang tidak ikut salat yaitu tidak berupa hukuman fisik. Seperti 

menghafal surah-surah pendek, atau terkadang juga memungut sampah di halaman 

sekolah. Alasan hukuman yang diberikan hanya berupa hukuman non fisik adalah 

adanya undang-undang perlindungan anak.  Walaupun sebenarnya pernah di 

berlakukan sistem denda, akan tetapi beberapa orangtua siswa keberatan.  Dengan 

demikian, kepala Madrasah membuat aturan tersebut.
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Dari pernyataan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa baik dari 

tanggapan pimpinan dan para guru tersebut, dalam memahami sebuah hadis tentang 

perintah salat terhadap anak, berdasarkan kurikulum yang dicantumkan di Madrasah 

Ibtidaiyyah tersebut, mereka memahami bukan secara tekstual dalam hal memberi 

hukuman bagi siswa yang tidak ikut salat. Artinya, memberikan sangsi dalam bentuk 

non fisik. Dengan memberlakukan sistem sangsi berupa denda. Namun, hasil dari 

denda tersebut disimpan hingga cukup untuk membelikan al-Qur’an, yang dipakai 

oleh siswa sendiri. Namun, hukuman denda ini tidak berlangsung lama. Karena, ada 

beberapa orang tua siswa yang keberatan. Oleh karena itu, yayasan yang awalnya 

memperlakukan hukuman denda, mengganti dengan hukuman hafalan surah pendek 

atau memungut sampah.  

Mengenai proses pembelajaran salat, khusus kelas satu sampai kelas tiga, 

mereka mulai diajarkan cara-cara berwudu, azan, bacaan-bacaan salat, hingga 

praktek salat sunah dengan fasilitas yang disediakan seperti proyektor. Sedangkan 

kelas empat sampai enam diwajibkan ikut salat berjamaah khususnya salat zuhur. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis penelitian skripsi ini, penulis menarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Kualitas hadis tentang perintah salat terhadap anak dinilai sahih, karena telah 

memenuhi kriteria syarat-syarat hadis sahih sanad dan matan. 

Ketersambungan periwayat dari Muammal bin Hisya>m sampai Rasululullah 

saw., dan tidak ada pertentangan ulama dalam menilai para periwayat 

tersebut.  

2. Kandungan hadis tentang perintah salat terhadap anak. Jika hadis tersebut 

dipahami secara tekstual, maka orang tua memerintahkan anaknya salat 

ketika umur tujuh tahun, dan apabila sudah berumur sepuluh tahun maka 

pukullah. Namun, memukul di sini bisa saja dipahami secara fisik.  

Sedangkan hadis tersebut apabila dipahami  secara kontekstual dalam hal 

diperintahkan memukul bagi yang tidak melaksanakannya, maka harus 

diperhatikan terlebih dahulu. Memukul anak secara fisik, dalam konteks 

sekarang sudah ada aturan undang-undang perlindungan anak. Sehingga 

memberikan hukuman yang sifatnya non fisik. Adapun hadis tersebut secara 

intertekstual, telah disebutkan dalam al-Qur’an bahwa orang-orang mukmin 

agar mendidik diri dan keluarganya. Dalam hal ini orang tua mengajarkan 

salat kepada anaknya. Dan hadis tersebut bersifat universal, berlaku pada 

semua tempat, zaman dulu sampai sekarang. 
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3. Implementasi hadis pendidikan salat terhadap anak di Madrasah Ibtidaiyyah 

DDI Tobarakka. Berdasarkan analisis hasil wawancara, bahwa pendidik 

dalam hal ini guru yang mengajarkan siswanya salat telah berdasarkan apa 

yang ada dalam hadis membiasakan atau memberikan pelajaran yang terkait 

hal salat kepada siswa-siswinya khusus kelas satu sampai tiga. Ketika sudah 

kelas empat yang umurnya menghampiri sepuluh tahun, bagi siswa-siswi 

yang melanggar aturan, maka diberikan hukuman atau sangsi berupa 

menghafal surah-surah pendek dan memungut sampah.   

B. Implikasi dan Saran 

Melalui skripsi ini diharapkan kepada orangtua maupun guru memberikan  

bimbingan dan pengawasan yang lebih intensif dan berkesinambungan kepada anak-

anak  yang menjadi tanggungjawabnya. Keberadaan anak di lingkungan sekolah 

yang hanya beberapa jam dalam sehari tidak memungkinkan guru secara penuh 

memberikan pendidikan nilai termasuk pendidikan agama. Oleh karena itu, 

dibutuhkan kerjasama kependidikan orang tua dengan sekolah yang diharapkan anak 

bersungguh-sungguh dengan baik dalam mengaplikasikannya kehidupan sehari-hari. 

Kesempurnaan hanya milik Allah swt. semata dan kekurangan berasal dari 

manusia. Dengan demikian, penulis menyadari berbagai kekurangan dan 

keterbatasan untuk kesalahan membutuhkan  koreksi, teguran, dan kritikan demi 

kesempurnaan penelitian dan hasil yang lebih baik. 

 

 



 

112 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’an al-Karim  

Al-‘A<s\i@mi@n, Muh}ammad bin S{a>lih} bin Muh}ammad. Mus}t}alah} al-H{adi@s\.  Juz I. Cet. I; 
Kairo: Maktabah al-‘Ilmi, 1994. 

‘Abdurrah}i@m, Muh}ammad ‘Abdurrah}man bin. Tuh}fatu al-Ah}wazi@ bi Syarh Ja>mi’ al-
Tirmizi@. Juz II. Beiru>t: Da>r al-Kutub al-Isa>miah, t.th. 

Al-‘Asqala>ni>, Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar. 
Taqri>b al-Tahz\i>b.  Cet. I; Suria: Da>r al-Rasyi>d, 1986. 

‘I<sa>, Muh}ammad Ibn ‘I<sa> Ibn Su>rah Ibn Mu>sa> Ibn al-D{ah}a>k al-Tirmiz\i> Abu>. Sunan 
al-Tirmiz\i>. Juz II. Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mat}bu>’ah Mus}t}afa>, 
1975. 

Al-‘Ira>qi>, ‘Abd al-Rah}i>m ibn al-H{usain. Al-Taqyi>d wa al-I<d}a>h} Syarh} Muqaddamah 
Ibn al-S{ala>h}. Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1970.  

Al-Abna>si>, Ibra>hi>m ibn Mu>sa.> Al-Sya>z\z\ al-Fiya>h} min ‘Ulu>m Ibn al-S{ala>h}. Riya>d}: 
Maktabah al-Rusyd, 1998 . 

Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan. Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003. 

Abu> ‘I@sa>, Muh}ammad bin ‘I@sa >bin Saurahbin Mu>sa> al-D{ah}h}a>k al-Tirmiz\i@. Sunan al-
Tirmiz\i@.  Juz II. Bairu>t: Da>r al-Garb al-Isla>mi@, 1998. 

Abu> ‘I@sa>, Muh}ammad bin ‘I@sa>bin Saurahbin Mu>sa> al-D{ah}h}a>k al-Tirmiz\i@. Sunan al-
Tirmiz\i@. Juz II. Bairu>t: Da>r al-Garb al-Isla>mi@, 1998. 

Ahmad, Arifuddin. Metode Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’a>ni@ al-Hadis.  Cet. II; 
Makassar: Alauddin University Press, 2013. 

      . Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi; Refleksi Pemikiran Pembaharuan 
Muhammad Syuhudi Ismail. Edisi II. Ciputat: MSCC, 2005. 

Ahmad, Arifuddin. Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi; Refleksi Pemikiran 
Pembaruan Muhammad Syuhudi Ismail. Cet. II; Ciputat: MSCC, 2005.  

Al-Alba>ni>, Muh}ammad Na>s{ir. S{ah}i>h} wa D{a’i>f al-Ja>mi’ al-S{agi>r wa Ziya>datuhu>. Jilid 
II. Cet. III; Beirut: Maktab al-Isla>miyah, 1988. 

 al-Ba>qi>, A.J. Weinsinck terj. Muh}ammad Fua>d ‘Abd.  al-Mu‘jam al-Mufahras 
li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>. Juz IV. Laeden: I.J Brill, 1955. 

Alkalali, Asad M. Kamus Indonesia Arab. Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993. 

Alwi, Marjani. Pendidikan Krakter Solusi Bijak Menyikapi Perilaku Menyimpang 
Anak. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014. 

Anis, Ibrahim. Al-Mu‘jam al-Wasi@t}. Juz 1. Teheran: Maktabah al-Islamiyah, t.th. 

As’ad, Aliy. Terjemahan Fathul Mu’in. Jilid I. Yogyakarta: Menara Kudus, 1980. 



 

 

113 

Al-Awaisyah, Husain bin ‘Audah. Ensiklopedi Fikih Praktis Menurut al-Qur’an dan 
Sunnah. Jilid II. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2008.  

Azami, Muh}ammad Mushthofa. Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum: Sanggahan 
atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht. Jakarta: 
Pustaka Firdaus, 2004. 

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Ibadah. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2009. 

Baharuddin, Pendidikan & Psikologi Perkembangan . Cet. II; Jogjakarta: Ar-Ruzz 
Medi, 2017. 

Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik 
dan Ilmu Sosial Lainnya.  Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2012. 

Bustamin dan M.Isa H.A. Salam, Metodologi Kritik Hadis . Cet. I; Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2004.  

Al-D{ari>, H{ari>s\ Sulaima>n. Muh}ad{ara>t fi> ‘Ulu>m al-H{adi>s\.  Juz I. Da>r al-Nafa>is li al-
Nasyr wa al-Tauzi>’, 1420. 

Al-D}a>ri>, Harmy> Sulaima>n. Muh}a>dara>t fi> ‘Ulu>mil H{adi>s} . T.t, Da>r al-Nafa>is, 2000.  

Al-Da>rimi@, Abu> Muh}ammad ‘Abdillah bin ‘Abdirrah}man bin al-Fad}l bin Bahra>m bin 
‘Abdis}s}amad. Sunan al-Da>rimi@.  Juz II. Cet. I; t.p: Da>r al-Mugni@ li al-Nasyr 
wa al-Taizi@’, 2000. 

Daniel, Moehar. Metode Penelitian Sosial Ekonomi.  Cet. I; Medan; Bumi Aksara, 
2002. 

Daradjat, Zakiah. Ilmu Jiwa Agama. Cet. XV; Jakarta: Bulan Bintang, 1996. 

Darwis, Burhanuddin. Hadis Tentang Takdir dalam Teologi As’ariyah. Cet. I; 
Samata, Gowa: Alauddin Press, 2011. 

Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam. Cet. IV; 
Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. 

Djojodibroto, Darmanto. Pandu Ibuku Mengajarkan Budi Pekerti, Membangun 
Karakter Bangsa.  Cet. I;  Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012. 

Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Cet. IV; Jakarta: Rajawali 
Pers, 2014.  

Al-Fauri>,  ‘Ali> al-Muttaqi> Ibn H{isa>m al-Di>n al-‘Indi> al-Burha>n. Kanz al-‘Umma>l fi> 
Sunan al-Aqwa>l wa al-Af‘a>l. Juz XVI. Cet V; t.p: Muassasah al-Risa>lah, 
1981. 

Gaffar, Abdul. Difa’an al-Sunnah. Cet. I; Makassar Alauddin University Press, 2014.  

Gojali, Nanang. Tafsir Hadis Tentang Pendidikan. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 
2013. 

Al-H{ali@, Nu>ruddi@n Muh}ammad ‘Itr. Manhaj al-Naqd Fi@ ‘Ulu >m al-H{adi@s\. Juz I. Cet. 
III; Su>riah: Da>r al-Fikr, 1997. 

H{umaid, Sa’ad Ibn ‘Abdullah A<li.@ Turuqu Takhri@j al-H{adi@s.\ Cet. I; al-Riya>d: Da>r 
‘Ulu>m al Sunnah Linnasyir, 1420 H/ 2000. 



 

 

114 

Al-H{usainiy, Ah}mad Ibn Fa>ris Ibn Zakariya> al-Qazwainiy al-Ra>ziy Abu.> Mu’jam 
Maqa>yi@s al-Lugah.  Juz 4. T.tp.: Da>r al-Fikr, 1399 . 

Al-Ifri@qi@, Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali@ Abu> al-Fad}l Jama>luddi@n Ibn Manzu>r al-
Ans}a>ri@ al-Ruwaifa’i@ . Lisa>n al-‘Arab. Juz VII. Cet. III; Beiru>t: Da>r S{a>dir, 
1414. 

Ibn ‘Aly, Ibnu Manz}>ur Muhammad Ibnu Mukarrram. Lisa>n al-‘Arab.  Cet. Iii; 
Beiru>t: Da>r  S}a>dr, 1414. 

Ibn al-S}alah}, Abu ‘Amr ‘Us\ma>n bin Abd al-Rah}ma>n. Ulu>m al-H}adi@s.\ Al-Madinah al-
Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972. 

Ihsan, Fuad. Dasar-dasar Kependidikan. Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 

Ilyas, Abustani. Pengantar Ilmu Hadis .Cet. II; Surakarta: Zadahaniva Publishing, 
2013. 

Ismail, M. Syuhudi. Pengantar Ilmu Hadis Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Cet. 
II: Bandung: Angkasa, 1994. 

        . Pengantar Ilmu Hadits . Cet. II; Bandung: Angkasa, 1994. 

   .     . Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 
Pendekatan Ilmu Sejarah. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1995. 

Jumantoro, Totok. Kamus Ilmu Hadits. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2002. 

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Bekasi: Mulia Abadi, 
2015. 

Al-Kha>tib,  ‘Ajja>j Us}u>l al-H{adi@s\, ‘Ulu>muhu wa Mus}t}alah{uhu . Beirut: Da>r al-Fikr, 
1409 H/1989. 

Khalka>n, Abu> al-‘Abba>s bin Syams al-Di>n Ah}mad bin Muh}ammad bin Abi> Bakr 
bin.Wafaya>t al-A’ya>n wa Anba>’ Abna>’ al-Zama>n.  Juz. II. Beirut: Da>r S{a>dir, 
t.th. 

Khon, Abdul Majid. Hadis Tarbawi. Cet. I; Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012. 

Kusyairy, Umi. Psikologi Belajar. Cet. I; Samata: Alauddin University Press, 2014. 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian 
Agama RI, Pendidikan Pembangunan Karakter dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia ; Tafsir al-Qur’an Tematik .Cet. I; Jakarta: Lajnaj Pentashihan 
Mushaf Al-Qur’an, 2010. 

Al-Lih}ya>ni>, Yu>suf ibn Ha>syi>m. Al-Khabr al-S|a>bit, t. d. 

M. Purwanto, Ngalim. Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis. Cet.I; Jakarta: Remaja 
Rosdakarya, 1985.  

Al-Maliba>ri>, H{amzah Ibn ‘Abdilla>h. Ziya>dah al-S|iqah fi> Mus}t}alah} al-H{adi>s\ . T.d.  

Al-Mizzi>, Abu> al-H{ajja>j Yu>suf ibn al-Zaki> ‘Abd al-Rah}ma>n. Tuh}fat al-Asyra>f li 
Ma‘rifat al-At}ra>f.  Juz VI. Cet. II; Bairu>t: Al-Maktab al-Isla>mi>, 1403. 

Al-Mizzi>, Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l. Jilid 
XI. Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1983. 



 

 

115 

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif.  Cet. XX; Bandung: PT Remaja 
Rosda Karya, 2006. 

Al-Muh}ammadi>, ‘Abd al-Qa>dir ibn Mus}t}afa>. Al-Sya>z\z\ wa al-Munkar wa Ziya>dah al-
S|iqah (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005 .  

Muhdlor, Atabik Ali Ahmad Zuhdi. Kamus Kontemporer Arab-Indonesia. Cet. IX; 
Surabaya: Multi Karya Graffika, 1996. 

Munir, Implementasi Hadis Pendidikan Salat terhadap Anak pada Masyarakat di 
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Cet. I; Makassar: Alauddin 
University Press, 2011.. 

Mus}t}afa>, Ibrahi@m. Al-Mu’jam al-Wasi@t}. Juz I .T.t.: Da>ral-Da’wah, t.th.  

Mustaqim, Abdul. Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir. Cet. II; Yogyakarta: 
Idea Press Yogyakarta, 2015. 

Al-Na’i@mi@, Abu> H{afs}in bin Ah}mad Mah}mud T{ahha>n Taisir Mus}t}alah} al-H{adi@s\. Juz I. 
Cet. X; t.t.:  Maktabah al-Ma’a>rif li al-Nasyr wa al-Tauz\i’, 2004. 

Al-Naisa>bu>ri>, Abu> Bakr Muh}ammad bin Ish}a>q bin Khuzaimah bin al-Mugi>rah bin 
S{a>lih} bin Bakr al-Salami>. S{ah}i>h} Ibn Khuzaimah.  Juz. I . Beirut: al-Maktab al-
Isla>mi>, t.th. 

Al-Najja>r, Ibra>hi@m Mus}t}afa>, Ah}mad al-Zayya>t, H{a>mid ‘Abd al-Qa>dir, dan 
Muh}ammad. Al-Mu‘jam al-Wasi@t}.  Juz I. T.p.: Da>r al-Da‘wah, t.th. 

Namin, Nurhasanah. Kesalahan Fatal Keluarga Islami Mendidik Anak. Cet. I; 
Jakarta: Kunci Iman, 2015. 

Nasbi, Ibrahim. Tafsir Tarbawi II. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 
2015. 

Nasution.  Metode Research. Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008. 

Nawir Radjaming, ‚Konsep Islam tentang Pembinaan Kedisiplinan Anak di Rumah 
Tangga‛, Tesis (Makassar, Fak. Tarbiyah dan Perguruan UIN Alauddin 
Makassar, 2004.  

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 
2003. 

Prakuso, Bambang. Kamus Kata Baku.  Jakarta: Arcsn, 1991. 

Purwanto, M. Ngalim. Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis. Cet.I; Jakarta: Remaja 
Rosdakarya, 1985.  

Al-Qardhawi, Yusuf. Pengantar Studi Hadis. Bandung: Pustaka Setia, 2007. 

Al-Qaththan, Manna’ . Pengantar Studi Hadis . Cet. IV; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 
2009. 

Rahman, Fatchur. Ikhtisar Mushthalahul Hadists. Cet. I; Yogyakarta: al-Ma’rif, 
1974. 

Rajab. Kaidah Kesahihan Matan Hadis. Cet. I; Yogyakarta: Grha Guru, 2011. 



 

 

116 

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional . Cet. II; Bandung: Citra Umbara, 2010.  

Al-Sakha>>wi>, Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n . Al-Taud}i>h} al-Abhar li Taz\kirah Ibn 
al-Malaqqan fi> ‘Ilm al-As\ar . al-Sa‘u>diyyah: Maktabah Us}u>l al-Salaf, 1418. 

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, 
Vol. XIV. Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2011. 

Al-Sijista>ni>, Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy’as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d 
bin ‘Amr al-Azdi>. Sunan Abi> Da>wud.  Juz. I. Beirut: Al-Maktab al-‘As}riyyah, 
t.th. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Cet. XIV; Bandung: 
Alfabeta, 2012.  

Suparta, Munzier. Ilmu Hadis. Cet. VI; Jakarta: RajaGrafindo Persadaa, 2010. 

Suryabrata, Sumadi.  Metodologi Penelitian,  Edisi I. Yogyakarta: RajaGrafindo, 
2003.  

Al-Suyu>t}i>,Abd, al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr Jala>l al-Di>n.  Fath} al-Kabi>r fi> D{amm al-
Ziya>dah ila> al-Ja>mi’ al-S{agi>r . Juz. II. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi@, 
2003. 

Al-Sya>mi, Sulaima>n bin Ah}mad bin Ayyu>b bin Mut}i>r al-Khummi>. Al-Mu’jam al-
Kabi@r.  Juz VII. Cet. II; Al-Qa>hirah: Maktabah Ibn Taimiyah, t.th. 

Al-Sya>yigi>, Al-H{a>fiz} Abi> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajr Syiha>b al-Di>n al-
‘Asqala>ni>. Tahz\i>b al-Tahz\i>b. Juz. II. #T.t: Muassasah al-Risa>lah, t.th. 

Al-Syaiba>ni>, Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad. 
Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal.  Juz. XI. Cet. I; t.t: Muassasah al-
Risa>lah, 2001. 

Syamsuddin, Sahiron. Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis. Cet. I; 
Yogyakarta: Teras 2007.  

Al-T{ahma>ni>, Abu> ‘Abdilla>h al-H{a>kim Muh}ammad bin ‘Abdilla>h bin Muh}ammad bin 
H{amdawaih bin Nu’aim bin H{a>kim bin al-D{iyyi>.  Al-Mustadrak ‘Ala> al-
S{ah}i>h}ai>n. Juz. I. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990. 

Al-T}aha>n, Mah{mu>d Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>nid. Cet. III; Beirut, Da>r al-
Qur’a>n al-Kari>m, 1401 H/ 1981. 

Tim Pustaka Phoenix. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Baru. Cet. V; Jakarta: 
Media Pustaka, 2010. 

Tirtarahardja, Umar. Pengantar Pendidikan. Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2015. 

Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa 
Dzurriyyah, t.th. Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir Arab-
Indonesia. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. 

Yusuf, Kadar M. Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur’an Tentang Pendidikan. Cet. I; 
Jakarta: Amzah, 2013. 



 

 

117 

Zakariya>, Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris bin. Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah. Juz IV. 
T.tp: Da>r al-Fikr, 1979. 

  .     .Mu‘jam al-Maqa>yis al-Lugah. Jilid II. Beiru>t: Da>r al-Jil, 1411. 

Zarkasih, Pengantar Studi hadis. Pekanbaru: Aswaja Pressindo, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 

 

 

 



 

 

119 

 

 

 

 



 

 

120 

 



 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	SAMPUL.docx
	PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DKK.docx
	BAB I DRAF SKRIPSI.docx
	BAB II (2).docx
	BAB III.docx
	BAB IV.docx
	7) Perbandingan Kecamatan
	Misi :

	BAB V.docx
	DAFTAR PUSTAKA.docx

