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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

  Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 s|a s| es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 h} h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z|al z| zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ya ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z| z| zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف
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 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ت

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya y ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, 

transliterasinya sebagai berikut 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A ا َ

 kasrah I i ا َ

 d}ammah U u ا َ

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 
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 fath}ah dan ya’ ai a dan i ىيَْ 

 fath}ah dan wau au a dan u ىوَْ 

Contoh: 

 kaifa : كَي فَْ

لَْ   haula : هَو 

3.  Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fath{ahَ dan alif atau يَْْ...ǀْْْاَْ...ْْْْ

ya>’ 

a> a dan garis di atas 

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

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

Contoh: 

َاتَْمَْ  : māta 

َرَمَى  : ramā 

َقِيلَْ  : qīla 

 yamūtu :    يمَُوتُْ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah[h]. 
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Jika suatu kata berakhiran tā’marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan 

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

ditransliterasi dengan ha[h]. 

Contoh: 

فَالْ  rauḍāh al-aṭfāl : رَوضَةُالأط 

الفَاضِلَُْْالمدَِينَةُْ  : al-madīnah al-fāḍilah 

ةُْ  al-ḥikmah :  اَلِحكْ 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah (Tasydīd) yang dalam sistem penulisan bahasa arab dilambangkan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َّناَ  rabbanā : رَب

 najjainā : نَََّيناَْ

 al-ḥaqq : الحقَ ْ

مَْ  nu’’ima : نعُ ِ

 aduwwun‘ : عدَُوْ 

Jika huruf ى  ber-tasydīd di akhir kata dan didahului oleh huruf yang 

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

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

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

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

adalah al-, baik itu ketika diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 
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Kata sandang tersebut ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh; 

سُْ م   al-syams (bukan asy-syams) : ال شَّ

ل زَلَُْ  al-Zalzalah (bukan az-zalzalah) : ال زَّ

 al-falsafah : ال فَل سَفَةُْ

 al-bilād : ال بِلَادُْ

7. Hamzah 

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

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

نَْ  ta’murūn : تأَمُْرُو 

و عُْاَلنَّْ  : al-nau’ 

ءُْ  ’syai : شََ 

تُْ  .umirtu : أُمِر 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

ditransliterasi menjadi al-Qurān, alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, jika kata 

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

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
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Al-sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (  ( هللا

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

اللهْدِينُْ  : dīnullāh 

 billāh : بِِللِْ

Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh:  

ةِْْفِْ ْهُْ   َ اللهِْْرَحْ   :hum fī raḥmatillāh. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan penggunaan huruf kapital 

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

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

bulan), serta huruf pertama pada permulaan kalimat. 

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A pada kata sandang 

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

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

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

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
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Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan Syahru 

Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Apabila nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak tiri) dan Abū 

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

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

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Berikut beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wata’ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s. = ‘alaihial-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat Tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

Cet. = Cetakan 

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

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, 
Naṣr Ḥāmid Abū). 
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t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama : Andi Syahrul Akram  

NIM : 30700119101 

Judul : Hak Binatang Dalam Perspektif Hadis (Suatu Kajian Maʻān al-Ḥadīṡ 

 Riwayat al-Dārimī) 

  

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) kualitas hadis tentang hak 

binatang pada riwayat al-Dārimī, 2) kandungan hadis tentang hak binatang pada 

riwayat al-Dārimī, 3) implementasi hadis tentang hak binatang dikaitkan dengan 

hukum perlindungan hewan. 

Jenis penelitian ini ialah penelitian bersifat pustaka (library research) 

dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian 

ini bersifat kualitatif deskriptif dan bertumpu pada kualitas data. Adapun data yang 

diperoleh bersumber dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab syarah, dan buku-buku yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan ilmu hukum, pendekatan ilmu hadis dan kajian ilmu Maʻān al-Ḥadīṡ 

juga digunakan untuk meneliti satu kesatuan hadis. 

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tentang hak 

binatang dalam perspektif hadis berstatus ṣaḥīḥ li żātihi  karna telah memenuhi 

syarat-syarat kesahihan sanad dan matan hadis, yaitu sanadnya bersambung, 

periwayatnya ʻādil dan ḍābit serta terhindar dari syāż dan ʻillah, dari perbandingan 

seluruh matan-matan hadis,  peneliti menilai bahwa hadis ini tidak memiliki llah, 

dan terhindar dari syāz, meskipun dalam matannya terdapat tagyīr, ziyādah, nuqṣān, 

inqilāb dan idrāj, akan tetapi hal tersebut tidak merusak makna dan subtansi dari 

hadis tersebut sehingga hadis ini dikategorikan riwayat bi al-maʻna. Adapun 

kandungan hadis yang diteliti ialah bahwa masuknya seorang wanita ke dalam 

neraka disebabkan menyiksa binatang. hadis ini menunjukkan bahwa manusia 

harus berbuat baik kepada binatang dan tidak menyiksanya, karna Allah swt. Akan 

menyiksa para pelaku kejahatan terhadap binatang di akhirat kelak, bahkan 

memberi ganjaran surga bagi siapa yang berbuat baik kepada binatang. 

Implikasi dari penelitian ini agar dapat menambah pemahaman dan 

kesadaran masyarak untuk melindungi hak-hak binatang yang ada di sekitarnya, 

sesuai dengan nilai-nilai hadis Nabi yang telah diterapkan dalam hukum 

pemerintahan dengan ancaman pidan penjara atau pidana denda berupa uang sesuai 

takaran kejahatan yang telah diatur dalam pasal-pasal KUHP tentang perlindungan 

hewan. Serta dapat menjadi referensi tambahan bagi dunia akademik ketika 

mengkaji tentang hak-hak binatang sesuai hadis Nabi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah di antara makhluk yang 

lain. Bukti kemulian manusia ketika Allah memberinya amanah untuk mengatur 

dan memimpin kehidupan di muka bumi ini. Allah memberi kelebihan kepada 

manusia berupa akal dan nafsu, yang tidak dimiliki makhluk yang lain secara 

bersamaan. Akan tetapi manusia mempunyai sifat yang rakus dan keras kepala, 

sehingga mereka lupa sama penciptanya dan lalai dari tugasnya sebagai pemimpin 

di muka bumi ini. 

Islam datang sebagai rahmat bagi semua makhluk di muka bumi ini, mulai 

dari manusia, jin, binatang darat maupun binatang laut. Rahmatnya terhitung untuk 

semua jenis makhluk, dan di larang membunuhnya tampa tujuan yang jelas atau 

tidak memiliki maslahat tertentu. Islam mengajarkan kita untuk berperilaku yang 

baik kepada binatang. 

Islam mengajarkan bagaimana kita menjalin hubungan terhadap binatang 

dan alam semesta yang menunjang keberlangsungan ekosistem kehidupan di bumi 

ini. Islam mengajarkan etika serta menurunkan hukum-hukumnya yang terdapat 

dalam al-Qur'an dan hadis untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup 

termaksud binatang dan pepohonan. 

Berbuat baik kepada binatang merupakan suatu perintah yang sangat 

dianjurkan, karena binatang merupakan bagian dari alam sebagaiman manusia, oleh 

karenanya, ada perintah berbuat baik dan kasih sayang kepada manusia juga 

bermakna sama berbuat baik kepada binatang. Keberadaan binatang sebagai bagian 

alam, memiliki nilai penting pada setiap masa dan berbuat baik terhadapnya dengan 

cara meberikan perlindungan dari kepunahan dalam ajaran Islam diganjar pahala. 
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Dan Islam menegaskan bahwa binatang mempunyai hak untuk berlindung dan 

dijaga kelestariannya.1 

Banyak hadis nabi yang mengisahkan tentang perilaku manusia terhadap 

binatang, dan balasan bagi yang berbuat baik terhadap binatang 

ثَ نَا أبَوُ خَالِدٍ الَْْحَْْرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مَُُمَّدٍ، عَنْ أَبِ هُ  بَةَ، حَدَّ ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَي ْ رَيْ رةََ، عَنِ حَدَّ
حَاريٍ يطُِيفُ ببِِئْرٍ، قَدْ أدَْلَعَ لِسَانهَُ مِنَ الْعَطَشِ،   النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ امْرأَةًَ بغَِيًّا رأََتْ كَلْبًا فِ يَ وْمٍ 

2َ)رواه مسلم(  فَ نَ زَعَتْ لَهُ بِوُقِهَا فَ غُفِرَ لََاَ

Artinya: 

Abū bakar bin abī syaibah telah menceritakan kepada kami, abū khālid al-
Ahmar telah mencritakan kepada kami, dari Hisyām, dari Muḥammad, 
dari Abī Hurirah, dari Nabi saw. ''Ada seorang wanita pezina melihat 
seekor anjing di hari panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur 
tersebut sambil menjulurkan lidahnya karna kehausan. Lalu wanita itu 
melepas sepatunya (lalu menimba air dengan sepatunya). Iapun di ampuni 
karna amalannya tersebut.'' (HR. Muslim) 

Namun sebaliknya imbalan bagi yang zolim pada binatang. Rasulullahi saw. 

bersabda; 

ثَ نَا هُشَيْمٌ، أَخْبََنَََ أبَوُ بِشْرٍ،   ثَنِِ زهَُيُْْ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ يَانٍ وحَدَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ، قاَلَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بفِِت ْ
فَ لَمَّا رأَوَْا ابْنَ   مِنْ قُ رَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْْاً، وَهُمْ يَ رْمُونهَُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيِْْ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَ بْلِهِمْ،

عُمَرَ: »مَنْ فَ عَلَ هَذَا لَعَنِ اللهُ، مَنْ فَ عَلَ هَذَا؟ إِنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ تَ فَرَّقُوا، فَ قَالَ ابْنُ  عُمَرَ 
ئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا«)رواه مسلم( 3َوَسَلَّمَ لعََنَ مَنِ اتَََّّذَ شَي ْ

Artinya: 

Dan zuhair bin Ḥarbi telah bercerita kepada saya, Husyaim telah bercerita 
kepada kami, abū Bisyri telah mengabarkan kepada kami, dari Saʻīdi bin 
Jubair, dia berkata," suatu ketika ibnu ʻUmar melewati beberapa pemuda 
orang Quraisy yang mengurung seekor burung untuk sasaran memanah. 
Mereka membayar kepada pemilik burung setiap panahan yang tidak 

 

1Fachruddin M Mangunjaya dkk, Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan 

Ekosistem (Jakarta: Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama 

Indonesia), h.9. 

2Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, Ṣoḥīḥ  Muslim: Bab 

keutamaan memberi minum binatang haram, juz4 (Beirūt_Lebānon: Dār al-kutūb al-ʻilmiyah, 2010 

M), h. 1761 

3Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī Abū al-Ḥusain, Ṣoḥīḥ  Muslim: Bab 

Larangan Memutilasi Binatang, juz3 (Beirūt_Lebānon: Dār al-kutūb al-ʻilmiyah, 2010 M), h. 1550. 
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mengena. Tatkala mereka melihat ibnu ʻUmar, mereka lari berpencar. 
Lantas ibnu ʻUmar berkata,"siapakah yang melakukan perbuatan ini? Allah 
telah melaknat orang yang melakukan hal ini. Sungguh Rasulullah saw. 
mengutuk orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran 
(menembak).''(HR. Muslim) 

Dalam kehidupan ini marak terjadi kekerasan kepada binatang, ada yang 

mengurung binatang tampa memberinya makan, memukul binatang sampai cacat 

bahkan meninggal, merusaktempat tinggalnya, menggangu ketenangan binatang, 

merusak lingkungan hidupnya. 

Maraknya perusakan lingkungan hidup mulai dari penebangan hutan, 

pembakaran hutan dan pencemaran lingkungan menyebabkan makhluk hidup yang 

ada di dalamnya kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Tindakan 

tersebut dapat dikategorikan sebagai penyiksaan terhadap binatang tampa disadari 

pelaku kerusakan tersebut, selain berdampak kepada binatang, perusakan alam juga 

dapat berdampak pada kehidupan manusia. 

Membunuh binatang dengan cara yang keji adalah perbuatan kriminal dan 

pelakunya dapat di hukum pidana sesuai undang-uandang yang telah ditetapkan 

pemerintah di setiap negara. Ada beberapa peraturan yang dibuat pemerintah 

Indonesia untuk melindungi kehidupan binatang. Yang pertama, Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, Bab 1, pasal 1, 

ayat 2 yang berbunyi: 

Kesejahtraan binatang adalah segala urusan yang berhubungan dengan 
keadaan fisik dan mental, hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan 
yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari 
perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang di manfaatkan 
manusia.4 

 Manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam 

suatu tindakan hukum, yang di mana hukum tidak akan berjalan tanpa adanya 

 

4Presiden Repoblik indonesia, Undang-undang nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan 

dan kesehatan Hewan, dalam Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia nomor 95 (t.d. Tahun 

2012), h. 2. 



4 
 

 
 

kesadaran dan pengetahuan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Agama dan 

Pemerintah. 

Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, sebagai perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 pasal 1 ayat2 yang berbunyi: 

Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan 
sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjamin 
keamanan produk Hewan, kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses 
pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan 
asal Hewan. 5 

Hal ini juga dirasakan bagi segelintir masyarakat yang sangat peduli 

terhadap kesejahtraan binatang, sehingga berdirilah komunitas-komunitas pecinta 

binatang dan pemerhati binatang dengan tujuan mengkampanyekan perlindungan 

dan kesejahteraan binatang. 

Pada penelitian ini kita akan membahas bagaimana seharusnya manusia 

memperlakukan binatang, yang dimana banyaknya rakyat indonesia bahkan 

masyarakat dunia melakukan berbuatan yang sangat keji terhadap binatang, mulai 

dari memukulnya sampai cacat, merusak tempat tinggalnya, menyembelih binatang 

dengan cara yang keji. 

Kesejahteraan binatang adalah konsep yang dikembangkan di dunia barat. 

Dan sudah banyak penelitian mengenai kesejahteraan binatang di negara Barat, 

belum banyak penelitian di negara lain, seperti indonesia. Aksi sadis dilakukan 

anggota organik sekolah staf dan komando Tentara Nasioan Indonesia atau (sesko 

TNI) berinisial NA. Anggota sesko berpangkat Brigjen TNI membabi buta 

menembaki kucing di area sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, dalam unggahannya, 

rumah singah Clow menunjukkan kondisi kucing yang selamat dengan luka tembak 

dimata tembus hingga kemulut. Menurut penelitian ini, pandangan-pandangan 

 

5Rian Adhiwiarta, "Penilaian Tingkat Pengetahuan Kesejahteraan Hewan Petugas Dan 

Pelaksana Pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Salatiga", Skripsi (Bogor: Fakultas 

Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor, 2016), h. 2. 
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masyarakat setempat tentang kesejateraan binatang harus di ketahui. Oleh karna itu, 

penelitian ini membahas tentang bagaimana seharusnya manusia memprlakukan 

binatang dengan sesuai dengan tuntunan hadis Nabi. Kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang hak-hak binatang, mendorong kami untuk meneliti sebuah 

hadis yang membahas tentang hak-hak binatang, adapun hadis yang akan kami 

teliti: 

الِكٌ، عَنْ نََفِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَخْبََنَََ الَْْكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أنَْ بَأَنََ مَ 
تِيهَا فَ تَأْكُلَ مِنْ وَسَلَّمَ: " دَخَلَتِ امْرَأةٌَ النَّارَ فِ هِرَّةٍ، فَقِيلَ: لََ أنَْتِ أَطْعَمْتِيهَا وَسَقَيْتِيهَا، وَلََ أنَْتِ أرَْسَلْ 

6َ)رَوَاهُ الدَّارمِي(  خَشَاشِ الَْْرْضِ 

Artinya: 

Al-Hakam bin al-Mubārak telah mengabarkan kepada kami, Mālik telah 
memberitakan kepada kami, dari Nāfi ََʻ dari ibnuʻUmar berkata:Rasulullah 
saw. bersabda, "Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Lalu 
dikatakan kepadanya; Kamu tidak memberinya makan, tidak memberinya 
minum, dan kamu tidak melepaskannya sehingga ia dapat memakan 
serangga bumi."(HR. Darimi). 

Dengan demikian hadis di atas menjelaskan bagaiman seharusnya 

memperlakukan binatang, dan menjaga hak-haknya. Oleh karna itu penulis ingin 

melakukan penelitian yang akan di tulis dalam bentuk skripsi dengan judul ''Hak 

Binatang Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'ān al-Ḥadīṡ) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah 

tentang hak binatang sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas hadis tentang hak binatang pada riwayat al-Dārimī? 

2. Bagaimana kandungan hadis tentang hak binatang pada riwayat al-Dārimī? 

3. Bagaimana implementasi hadis tentang hak binatang dikaitkan dengan 

hukum perlindungan Hewan? 

 

6Abū Muḥammad ‘Abdullāh Bin ‘Abdi al-Raḥman Bin al-Faḍal Bin Biharāmi al-Dārimī, 

Sunan al-Dārimī, juz 3 (Riyadh_Arab Saudi: Dār al-Magnī linasyr wa al-Tauzī‘, 2000 M), h. 1856. 
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C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian 

Sebagai langkah awal fokus penelitian untuk membahas penelitian ini, maka 

penulis akan menguraikan judul dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hak binatang 

Hak binatang adalah prinsip-prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan 

bahwa hewan non manusia berhak untuk hidup sesuai keinginannya, tampa tunduk 

pada keinginan manusia. Hak binatang berhadapan langsung dengan pemanfaatan 

binatang, termaksud binatang yang digunakan oleh manusia untuk berbagai alasan, 

baik untuk makanan, sebagai objek percobaan, atau bahkan peliharaan.7 

Secara Etimologi “hak” berasal dari bahasa Arab   حَق yang merupakan 

bentuk tunggal dari kata  ٌحُقُوق. Istilah haq diambil dari akar kata,  َّحقًّا-يحقُّ   -حق yang 

berarti: hak (lawan batil), kebenaran, kepunyaan,tetap dan wajib.8 Menurut KBBI ( 

Kamus Besar Bahasa Indonesia) Hak dapat di artikan: Benar, milik, kepunyaan, 

kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh 

undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk 

menuntut sesuatu, derajat atau martabat.9 

Kata binatang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia biasa disebut juga 

dengan hewan. Binatang adalah mahluk bernyawa yang mampu bergerak atau 

berpindah tempat dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal 

budi seperti halnya manusia yang memiliki akal dan pengetahuan yang luas.10 

 

 

7''Animal Rights'' The Human League. http://thehumanleague.org.article/animal-rights. ََ)8 

Juli 2022). 

8Maḥmūd Yūnus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 

2007), h. 108. 

9Kementrian Budaya dan Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

https://KBBI.Kemdikbud.go.id/entri/hak (2016). 

10Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia(t.t.; Jakarta: Pusat 

Bahasa,2008), h.538. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak
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2. Perspektif al-Ḥadīṡ 

Kata perspektif dalam bahasa indonesia di artikan sebagai cara melukiskan 

suatu benda dan bermakna sudut pandang11 sedangkan kata perspektif dalam KBBI 

memiliki dua pengertian: pertama cara melukiskan suatu benda pada permukaan 

mendatar sebagai mana terlihat oleh mata. Kedua, yakni di artikan sebagai sudt 

pandang atau pandangan. pada penelitian ini peneliti akan mengkaji bagaimana 

sudut pandang hadis tentang hak binatang. 

Pada kamus besar bahasa Arab, kata al-Ḥadīṡ berasal dari bahasa Arab "al-

Ḥadīṡ" yang berarti baru, berita12 sedangkan pengertian hadis secara terminologi, 

yaitu setiap hal yang disandarkan kepada Nabi saw. Baik berupa perkataan, 

perbuatan, ketetapan (taqrir), maupun sifat Nabi Muhammad saw. ada juga berapa 

ulama yang mendefinisikan Hadis yakni apa-apa yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad saw. baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat.13Sunnah 

Nabi direkam dalam hadis, yang dihafalkan, disebarkan dan ditradisikan olah para 

sahabat, tabi’in, dan para ulama.14 

3. Maʻān al-Ḥadīṡ 

Ilmu yang mengkaji tentang bagaiaman mehami hadis Nabi saw dengan 

mempertimbangkan dengan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis 

(Asbab Al-Wurud), kedudukan Nabi ketika iya menyampaikan hadis dan bagaiman 

menghubungkan teks masa lalu dengan konteks kekinian.15 

 

11Happy El Rais, Kamus Ilmiah Populer, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 

486. 

12M. Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis,(Cet. IV; Jakarta; Bulan Bintang, 

2014), h. 26. 

13M. Mashuri Mochtar, Kamus istilah Hadis (Cet. 1; Pasuruan, Pustaka Sidogiri, 1435 H), 

h. 139. 

14Mohammad Abul Hafidz, Dihliz Zuna’I, Munifatunnufus, Al-Qur’ān Hadis/Kementrian 

Agama (Jakarta: Kementrian Agama. 2014), h. 4. 

15Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil al-Hadis : Paradigma Introkoneksi Berbagai Teori dan 

Metode Memahami Hadis Nabi, (Cet. II; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), h. 10. 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan peneliti dengan mencari 

buku, jurnal, skripsi, tesis dan di sertasi. Dari beberapa pencarian yang dilakukan 

oleh penulis, ditemukan beberapa literatur, buku serta jurnal yang berhubungan 

dengan penelitian tentang Hak Binatang riwayat imam Bukhori melalui tela'ah 

ma'ani Al-Hadis, adapun literatur yang terkait: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Eva Marina, mahasiswi prodi Hukum Pidana Islam, 

Fakultas Syar'iah dan Hukum, universitas Isalam Negri Walisongo, yang 

berjudul Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP 

Dan Hukum Pidana Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana 

tindak pidana penganiaayan hewan dalam perspektif pasal 302 KUHP dan 

Hukum Pidana Islam, serta bagaiman sanksi pidana terhadap tindak pidana 

penganiayaan hewan dalam perspektip Pasal 302 KUHP dan Hukum Islam. 

Sebagai salah satu upaya untuk menyambungkan pemikiran dalam rangka 

memberikan andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam 

Hukum Pidana Islam (jinayah).  

2. Skripsi yang ditulis oleh Regita Wahyu Mareta, mahasiswi jurusan Publik 

Islam, program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, 

UIN Sunan Ampel, yang berjudul Analisis Tindak Pidana Penganiayaan 

Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum 

Positif Dan Hukum Pidan Islam. Dalam skripsi ini mengidentifikasi msalah 

proses jalannya permainan Adu Bagong yang mengandung unsur 

penganiayaan hewan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan penegakan 

hukum perlindungan hewan. Hak perlindungan hewan yang terbengkalai 

karna Adu Bagong merupakan sebuah tradisi di Jawa Barat. Lemahnya 

penegakan hukum tentang penganiayaan hewan dal kehidupan masyarakat. 
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Tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi Adu Bagong di Jawa 

Barat. Tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak 

pidana penganiayaan hewan dalam tradisi Adu Bagong di Jaw Barat. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Aufa Zahra Putri Anindya, mahasiswi jurusan 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, yang 

berjudul Analisi Tindak Pidana Penganiaan Hewan Dalam Hukum Positif 

Di Indonesia. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan hukum  

terkaait tindak pidana penganiaan hewan dalam hukum positif di Indonesia, 

pada penelitian ini dilakukan studi komperatif terhadap pasal yang terdapat 

pada KUHP dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014. Dengan 

metode penelitian yuridis normatif.16 

4. Skripi yang ditulis oleh Rian Adhiwiarta, mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Hewan, Institut Pertanian Bogor, yang berjudul Penilaian Tingkat 

Pengetahuan Kesejahteraan Hewan, Petugas Dan Pelaksana Pemotongan, 

di Rumah Potong Hewan Kota Salatiga. 17 Penelitian ini membahas tentang 

penilaian tingkat pengetahuan kesejahteraan hewan, petugas dan pelaksana 

pemotongan, di Rumah Potong Hewan Kota Salatiga. Dengan melakukan 

wawancara terhadap tuju orang pedagang sapi, dua belas orang pengendali 

hewan dan dua orang juru sembelih dengan menggunakan kuesioner dan 

dilakukan pengamatan langsung dilokasi. 

5. Buku Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem. Di 

terbitkan oleh Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya 

 

16Aufa Zahra Putri Anindya, " Analisi Tindak Pidana Penganiaan Hewan Dalam Hukum 

Positif Di Indonesia", Skripsi (Malang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 

2021),h. VII. 

17Rian Adhiwiarta, "Penilaian Tingkat Pengetahuan Kesejahteraan Hewan Petugas Dan 

Pelaksana Pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Salatiga", Skripsi (Bogor: Fakultas 

Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor, 2016), h. 2. 
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Alam Majelis Ulama Indonesia. Dalam buku ini membahas tentang 

perburuan dan perdagangan satwa merupakan ancaman utama terhadap 

keberlangsungan berbagai jenis satwa. Nilai ekonomi yang tinggi dari 

satwa-satwa tersebut baik secara utuh maupun bagian-bagian tubuhnya telah 

mendorong manusia untuk terus melakukan perburuan dan perdagangan 

ilegal. Perburuan dan perdagangan ilegal satwa sudah merupakan kejahatan 

terhadap satwa yang dilakukan secara terorganisir dengan rapi dan memiliki 

jaringan luas, mulai dari tingkat lokal hingga negara tujuan. Di sisi lain salah 

satu penyebab utama terus terjadinya perburuan dan perdagangan ilegal 

satwa, karna belum berkembangnya pemahaman bahwa satwa adalah 

makhluk ciptaan Allah SWT yang di ciptakan dengan tujuan khusus untuk 

menjadi bagian dari keutuhan ekosistem yang menjadi habitatnya, yang 

harus dijaga kelestariannya oleh manusia dan di manfaatkan secara 

berkelanjutan agar tetap bisa mendukung kesejahteraan manusia. 

6. Jurnal ilmiah aL- jauhārī(JIAJ), yang ditulis oleh Sulaiman Ibrahim, dengan 

judul Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif aL-Qur'ān ( Kajian 

Tafsīr Maudūʻi). IAIN Sultan Amai Gorontalo. Artikel ini menjelaskan 

tentang pelestarian lingkungan hidup menurut perspektif al-Qur'ān. 

Lingkungan hidup tidak saj bersifat fisik seperti tanah, udara, air, cuaca dan 

sebagainya, namun dapat juga berupa sebagai lingkungan kemis maupun 

lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi semua faktor atau kondisi 

didalam masyarakat yang dapat menimbulkan pengaruh atau perubahan 

sosiologi, ekonomi, politik dan sosial budaya. Al-Qur'ān sangat 

menganjurkan kepada manusia untuk melestarikan lingkungan, banyak ayat 

al-Qur'ān menjelaskan bahwa Allah swt, senantiasa memelihara makhluk-

Nya, termaksud binatang dengan cara memberikan makanan dan menjaga 
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tempat tinggalnya. Adapun manusia sebagai makhluk Allah swt, 

diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan di larang untuk berbuat 

kerusakan di atas bumi. 

7. Jurnal yang ditulis oleh Nuruddin, Hananik Prasetyo, kartika Budi Utami, 

dengan judul Analisis Penerapan Asas Kesejahteraan Hewan Pada 

Pemeliharaan Itik Mojosari Secara Semi-Intensif. Vol. 19 No.1, 2020. 

Program studi Penyuluhan dan Kesejahteraan hewan, Politeknik 

Pembangunan dan Pertanian Malang. Jurnal ini menjelaskan tentang nilai 

penerapan asas kesejahteraan hewan pada pemeliharaan itik Mojosari. 

Teknik sampling secara purposive dengan kriteria pemilihan itik berumur 

18 minggu.18 

8. Jurnal yang ditulis oleh Yudha Bhaskara, dkk, dengan judul "Tinjauan 

AspekKesejahteraan Hewan Pada Sapi Yang Di Potong Dirumah 

Pemotongan Hewan Kotamadya Banda Aceh".19 Penelitian ini membahas 

tentang kesejahteraan hewan pada sapi yang dipotong di Rumah 

Pemotongan Hewan (RPH) kotamadya Banda Aceh. Parameter 

kesejahteraan hewan yang diamati meliputi tiga aspek, yaitu aspek 

pengangkutan, aspek penampungan dan aspek penyembelihan . ketiga aspek 

di bandingkan dengan rekomendasi Meat Livestock Australia (MLA) dan 

Standar Nasioanal Indonesia 02-4509-1998. 

9. Jurnal yang ditulis oleh Nur Rezawati, dkk. Dengan judul, 

"Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hewan 

Penganiaan Hewan Peliharaan (DOMESTIK) Di Kota 

 

18Nuruddin, dkk, "Analisis Penerapan Asas Kesejahteraan Hewan Pada Pemeliharaan Itik 

Mojosari Secara Semi-Intensif",Jurnal Agriekstensia19, no.1 (juli 2020): h. 46 

19Yudha Bhaskara, dkk, "Tinjauan Aspek Kesejahteraan Hewan Pada Sapi Yang Di 

Potong Dirumah Pemotongan Hewan Kotamadya Banda Aceh", Jurnal Medika Veterinaria 9, no. 

2 (Agustus 2015): h. 149. 
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Balikpapan".20Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana 

pertanggungjawaban Hukum terhadap penganiaan hewan peliharaan 

(domestik) di kota Balikpapan,yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi 

administrasi. 

10. Jurnal yang ditulis oleh Susanti, dkk, dengan judul "Penerapan 

Kesejahteraan Hewan pada Beberapa Peternakan Ayam Ras Pedaging 

(Studi Kasus di Kabupaten Bangka)"21. Pada jurnalis ini membahas tentang 

kesejahteraan hewan pada ayam ras pedaging di Kabupaten Bangka, 

perhatian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan pada ayam ras dilihat 

dari lima aspek, yaitu: lokomosi,22 interaksi sosial, kualitas lantai, cahaya, 

udara, kebisingan dan kualitas perawatan manusia terhadap hewan. 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, tidak di temukan penelitan yang sama 

dengan judul yang akan kami teliti. Penelitian di atas lebih condong kepada hukum 

negara dan hukum internasional. Sedangkan yang kami teliti lebih condong kepada 

hadis Nabi Muhammad sawyang di riwayatkan Imam Bukhori. 

E. Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian adalah faktor yang paling penting untuk menentukan 

keberhasilan suatu penelitian. Langkah yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang didapatkan. Maka peneliti akan 

mencamtumkan metode penelitian yang di gunakan sebagai berikut: 

 

 

20Nur Rezawati, dkk,"Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap 

Hewan Penganiaan Hewan Peliharaan (DOMESTIK) Di Kota Balikpapan", Jurnal Lex Suprema 2, 

no. 1 (Maret 2019): h. 471. 

21Susanti, dkk, "Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Beberapa Peternakan Ayam Ras 

Pedaging (Studi Kasus di Kabupaten Bangka)", EKOTONIA: Jurnal Penelitian Biologi, Botani, 

zoologi Dan Mikrobiologi 2, no. 1 (Sebtember 2018): h. 49. 

22Lokomosi (hewan) adalah ragam metode apapun yang dipakei oleh hewan untuk 

berpindah dari satu tempat ketempat lain. Misalnya berlari, berenang, melompat, terbang, loncat, 

melata dan merayap. Lihat, Lokomosi Hewan, https://profillengkap.com/Lokomosi_hewan (t.th.) 

https://profillengkap.com/Lokomosi_hewan
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1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan (Library 

Research) denagan menganalisis data yang bersifat deksriktif. Dalam penelitian ini, 

penulis mengacu pada penelitian yang berusaha mendekskripsikan bentuk 

pemahaman hadis tentang hak binatang. 

2. Metode Pendekatan 

a. Ilmu Hadis 

 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan ilmu Hadis, untuk 

menentukan kebenaran dan ke aslian hadis untuk menguji tingkat keshahihan hadis 

yang dinilai berdasarkan pada kritik para ulama hadis yaitu ketersambungan  

 sanadnya, periwayatnya bersifat ʻadl dan ḍābit23 terhindar dari syāz24, dan 

'illah25. Pada analisis autentitas hadis sebagai penguatan kajian maka akan di adopsi 

beberpapa spesifikasi ilmu, yaitu ilmu Rijāl al-Ḥadīṡ, ilmu Jarḥ wa al-Taʻdil dan 

disiplin ilmu-ilmu lainnya. Pada analisis ini, kajian Ilmu Ma'āni al-Ḥadīṡ juga akan 

digunakan sebagai upaya penelitian satu kesatuan hadis, yakni bukan hanya sebatas 

pendukung untuk membuktikan validitas matan hadis yang sring kali dianggap 

bertentangan dengan hal-hal lain seperti sains dan ilmu-ilmu lainnya. 

 

23Ḍābit artinya kuat. Dalam hal ini periwayat harus memilik inetegensi yang kuat. Unsur 

tersebut dinyatakan memiliki argumen sejarah, karna periwayatan hadis dalam sejarahnya lebih 

banyak berlangsung secara lisan daripada secara tulisan. Periwayatan lisan mengharuskan 

periwayatnnya memiliki hapalan yang baik. Periwayat yang tidak memiliki hafalan yang baik. Lihat, 

Syuhudi Ismail, Kaedah Keshahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dsn Tinjauan Dengan Pendekatan 

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

24Ulama berbeda pendapat tentang pengertian syāz, menurut Imam SyafiʻI, suatu hadis 

dinyatakan oleh seorang periwayat siqah, sedangkan periwayat siqah lainnya tidak meriwayatkan 

hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat siqah, sementara al-Hakim  al-

Naisaburi bahwa suatu hadis tidak syaz iyalah  hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang  

siqah tapi tidak ada periwayat lainnya yang meriwayatkan. Lihat, Syuhudi Ismail, kaedah 

keshahihan Sanad Hadis Telaah Keritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah,  h. 139. 

25َʻIllah  menurut istilah ilmu hadis, sebagaimana yang di kemukakan oleh Ibn Salah dan 

al-Nawawi ialah sebab tersembunyinya yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan 

hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas shahih menjadi tidak sah. Lihat, Syuhudi Ismail, 

Kaedah Keshahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, h. 

147. 
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b. Pendekatan Hukum Pemerintahan dan non Pemerintah  

 Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan 

tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan 

mencegah terjadinya kekacauan.26 

 Kehidupan manusia diatur oleh hukum, mulai dari hukum agama, hukum 

internatioanl, hukum negara, hukum adat, hingga hukum yang berskala kecil berupa 

organisasi dan komunitas. Sebagai ummat Islam kita harus patuh terhadap hukum 

agama islam yang bersumber dari hadis Nabi dan al-Qur'an, dan sebagai warga 

negara kita harus patuh kepada pemerintah melalui undang-undang yang telah 

ditetapkan pemerintah. Agama dan Negara telah mengatur hukum-hukum tentang 

perlindungan binatang. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Sumber data primer 

 Data primer adalah data yang digunakan unutuk menemukan sumber dari 

hadis tentang 'Hak Binatang', dengan menelusuri beberapa kitab-kitab hadis yang 

telah ditulis oaleh para ualama hadis. Di antara karangan ulama hadis yang populer 

adalah al-Kutub  al-Tis'ah yang akan ditelusuri oleh peneliti dengan mengunakan 

salah satu metode takhrīj27 al-Hadis, dari lima metode yang ada, yaitu: Takhrīj 

dengan cara mencari salah satu lafal matan hadis. 

 Selain kutubu al-Tisʻah, sumber data primer yang lainnya berupa kitab-kitab 

syarah, Muṣṭolaḥa al-Ḥadīṡ, dan buku-buku yang terkait dengan tema penelitian. 

 

26Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD, Pengertian Hukum. https://jdih-

dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertaian-hukum. (25 maret 2021).ََ 

27Takhrīj adalah cara menemukan tempat hadis dari kitab sumber aslinya yang 

mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika di perlukan. Lihat: 

Maḥmūd al-Ṭahhān, ̒ Uṣūl al-Takhrij wa al-Dirāsah al-Asānīd (Cet. III;Riyad: Maktabah al-Maʻārif 

li al-Nisyrah wa al-Tauzī,1416 H), h. 10. Lihat juga, Mannāʻ al-Qaṭān, Mabāhiṡ fī ʻulūm al-Ḥadīṡ, 

terj. Mifdhol Abdurrahman, pengantar ilmu hadis (Cet. VIII; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 

2014), h. 189. 

https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertaian-hukum.%20(25
https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertaian-hukum.%20(25
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b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk memperluas 

sumber kajian penelitian ini, berupa sumber dari al-Qur'an, artikel, karya tulis 

ilmiah berupa skripi, tesis dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. 

4. Metode Jarḥ wa al-Taʻdil 

Adapun data yang akan dianalisi pada penelitian ini yaitu kualitas matan dan 

sanad hadis. Untuk menganalisis data tersebut perlu digunakan metode kritik sanad 

dan kritik matan. Untuk memahami matan hadis dalam segi makna yang di inginkan 

oleh lafal dan ungkapan hadis dalam bentuk klausa digunakan upaya interpretasi. 

Analisis data dapat di lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Data yang sudah terkumpul akan diidentifikasi dan diklafikasi. 

b. Melakukan iʻtibār28dengan cara membuat skema sanad untuk menentukan 

syahid dan mutabiʻ dari hadis pada setiap jalur yang di teliti. 

c. Melakukan kritik sanad terhadap setiap jalur yang dipilih untuk mengetahui 

tingkat validasi dan akurasi informasi pada setiap sanad, Ṣīgah atau lambang 

taḥammul wal Ada' yang gunakan oleh seorang periwayat hadis. 

d. Melakukan kritik matan pada semua lafal matan yang di riwayatkan oleh setiap 

mukharrij untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya ziyadah,29 idraj30atau 

maqlūb pada setiap riwayat yang diriwayatkan secara makna (riwayah bi al-

Ma'na) ataupun riwayat secara lafal (riwāyah bi al-Lafżi). 

 

28I'tibār adalah peroses pembuatan skema hadis dengan tujuan untuk mengetahui jalur 

periwayatan hadis dan bentuk sanad pada tingkatan masing-masing periwayat. 

29Ziyādah menurut bahasa adalah tambahan. Menurut istilah Ilmu Hadis ziyādah adalah 

tambahan yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang siqah, baik satu kata maupun satu 

kalimat, baik dalam sanad maupun matan hadis. Lihat: Nurdin Itr, Manhaj al-Naqd fi 'ulum al-Hadis, 

terj. Mujiyo, Ulumu al-Hadis (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya,2011), h. 453. 

30Idrāj merupakan masdar dari fi'il adraja yang berarti memasukkan sesuatu dalam lipatan 

sesuatu yang lain. Menurut istilah hadis idraj atau mudraj adalah segala sesuatu yang di sebut dalam 

kandungan suatu hadis dan bersambung dengannya tanpa ada pemisah, padahal ia bukan bagian dari 

hadis itu. Lihat: Nurdin Itr, ʻulum al-Ḥadīṡ, h. 472. 
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e. Sebagai upaya memahami dari ungkapan matan hadis. Maka dibutuhkan teknik 

interpretasi. Adapun teknik interpretasi yang akan digunakan yaitu: 

1) Interpretasi tekstual. Yaitu memahami sebuah matan hadis dalam segi 

teks, baik hadis yang diriwayatkan secara makna maupun hadis yeng 

diriwayatkan secara lafaz dengan memperhatikan bentuk cakupan makna. 

2) Interpretasi Kontekstual adalah cara menganalisi dan memahami matan 

hadis berdasarkan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan hadis itu 

muncul atau biasa di sebut asbab al-Wurud, serta mengaitkan peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam sejarah dan peristiwa masa kini. 

3) Ineterpretasi intertekstual adalah cara memahami sebuah matan hadis 

melalui pendekatan hadis yang lain maupun al-Qur'an yang memiliki 

makna yang berhubungan. 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang Hak Binatang pada riwayat al-

Darimi. 

b. Untuk mengetahui kandungan hadis tentang Hak Binatang pada riwayat al-

Darimi. 

c. Untuk mengetahui implementasi hadis tentang hak binatang dikaitkan dengan 

hukum perlindungan Hewan. 

2. kegunaan 

a. untuk memperluas wawasan bagi peneliti dan pembaca terhadap batasan-

batasa manusia dalam berperilaku kepada binatang sesuai hadis Nabi. 

b. Untuk memahamkan kepada masyarakat bahwa pentingnya mengetahui hak-

hak bitanatang sesuai hadis Nabi.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Hak Binatang 

 Tidak jauh berbeda dengan Hak Manusia, binatang juga memiliki hak yang 

berguna untuk melindungi binatang dari perilaku-perilaku manusia yang dapat 

merusak fisik dan ekosistem dari binatang tersebut. Dalam hal ini hak binatang 

tertuang dalam 5 Asas Kesejahteraan Binatang yang di bentuk oleh penulis dan 

psikolog dari Inggris yang bernama Richard Ryder,1 yaitu: 

1. Bebas dari rasa lapar dan haus. 

 Bebas dari rasa lapar dan haus dimaksudkan sebagai kemudahan akses akan 

air minum dan makanan yang dapat mempertahankan kesehatan dan tenaga. Selain 

itu jenis makanan yang diberikan haruslah sesuai dengan jenis makanan alami 

dengan kandungan nutrisi yang seimbang. Apabila keadaan ini tidak dapat dipenuhi 

maka akan memicu timbulnya penyakit dan penderitaan. 

2. Bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalahgunaan. 

 Dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan hewan terhadap 

tempat tinggal yang sesuai atau pemberian naungan atau sarang yang sesuai. 

Selain itu faktor lingkungan yang harus diperhatikan meliputi temperatur, 

kelembaban, ventilasi dan pencahayaan yang harus sesuai dengan kondisi 

alamiah hewan yang bersangkutan. Ukuran dan jenis kandang haruslah 

mengikuti the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals . Pada jenis-

jenis hewan yang hidupnya berkelompok, misal primata, maka peneliti harus 

memperhatikan sosialisasi dan status hirarki di dalam suatu kelompok.  

 

1Dondin Sajuthi, Prinsip-Prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare) di dalam 

penelitian biomedis sekolah kedokteran hewan dan Biomedis IPB University, 

https://skhb.ipb.ac.id/prinsip-prinsip-kesejahteraan-hewan-animal-welfare-di-dalam-penelitian-

biomedis/. (28 Juni 2022). 
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3. Bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit. 

 Dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan, dan jika 

telah terkena maka harus mendapatkan diagnosa dan terapi yang tepat. 

Selama penelitian haruslah menjalankan program kesehatan yang telah 

ditetapkan, menggunakan sebisa mungkin teknik non-invasif, serta jika 

dibutuhkan haruslah menggunakan obat pengurang rasa sakit atau pemati rasa 

(anesthetic, analgesic agents), dan selalu menggunakan metode euthanasia 

yang dianjurkan dan telah disetujui oleh komisi etik (rujukan: AVMA 

Guidelines on Euthanasia). 

4. Bebas dari rasa takut dan tertekan. 

 Dapat dilakukan dengan menghindari prosedur atau teknik yang 

menyebabkan rasa takut dan stres pada hewan dan memberikan masa transisi 

dan adaptasi sebelum penelitian berlangsung (adaptasi terhadap lingkungan 

baru, petugas kandang baru, pakan baru, atau prosedur baru). Selanjutnya, 

petugas kandang atau peneliti haruslah petugas yang memiliki keahlian 

sesuai dengan yang dibutuhkan dan telah mendapatkan pelatihan yang 

memadai untuk menghindari kesalahan didalam penanganan hewan dan 

pelaksanaan prosedur penelitian. 

5. Bebas mengespresikan perilaku alaminya. 

 Dapat diupayakan melalui penyediaan luasan kandang yang cukup, 

kualitas kandang yang baik, dan teman dari hewan yang sejenis dengan 

memperhatikan sosialisasi, tingkah-laku spesifik (misal cara mengambil 

makan), serta program pengayaan. Program pengayaan ialah memberikan 

bentuk-bentuk mainan, bahan atau alat yang dapat digunakan oleh hewan 

didalam mengekspresikan tingkah-lakunya, misal tempat berayun buat 

primata, serutan kayu buat rodensia, dan lain sebagainya.  
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Hak binatang juga diatur dalam Undang-Undang untuk memberi sanksi bagi 

masyarakat yang tidak memperlakukan binatang sebagaimana yang telah di atur 

oleh pemerintah, adapun pasal atau hukuman bagi pelaku yang tidak mematuhi 

Undang-undang tentang Hak binatang2 yaitu: 

1. Pasal 302 KUHP (Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan 

penganiayaan ringan terhadap hewan) 

2. Pasal 92 Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Dalam Peraturan 

Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Kesehatan Masyarakat veterine 

adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk hewan 

yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.) 

3. Pasal 66 UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(Peternakan dan kesehatan hewan dapat di selenggarakan di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Repoblik Indonesia yang dilaksanakn secara tersendiri 

dan/atau melalui integrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.) 

4. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan 

Satwa ( 1. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman 

jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar 

habitatnya tidak punah. 2. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar 

habitatnya adalah upaya menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa 

agar tidak punah.). 

 

 

 

2Fai, Perlindungan Terhadap Hewan, https://umsu.ac.id/perlindungan-terhadap-hewan/. (3 

November 2022). 

https://umsu.ac.id/perlindungan-terhadap-hewan/
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B. Maʻāni al-Ḥadīṡ 

 Istilah al-Maʻān adalah bentuk jamak dari al-Maʻna, yang memiliki tiga 

arti: (1) tujuan atau makna suatu hal, (2) aspek kerendahan dan penghinaan dan (3) 

penampakan atau munculnya sesuatu. Secara khusus, al-Maʻna mengacu pada 

tujuan atau makna yang terungkap terlihat dalam suatu kata saat dibahas.3 

 Maʻāni adalah pengetahuan yang mengkajii esensi dan signifikansi yang 

ada dalam perkataan Nabi Muhammad saw. Dalam konteks ini, Maʻāni al-Ḥadīṡ 

adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal lafal dan makna yang terdapat 

dalam berbagai matan hadis sesuai dengan tuntutan kondisinya.4 

 Dari definisi ini ada dua variabel pentin yang harus mendapatkan perhatian 

utama. Pertama, ihwal lafadz dan makna yang berorientasi pada penelsuran makna 

leksikal dari sebuah kata, gramatika dan medan semantiknya. Kedua, aspek sosio 

historis, asbāb al-wurud di mana lafaz itu dilahirkan. Kedua bagian ini tidak dapat 

dipisahkan dan harus mendapatkan posisi seimbang, sehingga dapat meminimalkan 

misi interpretasi demi mendapatkan pemahaman yang komprehensif, sekaligus dari 

sini pula dapat dibatasi bahwa objek pemahaman ilmu maʻāni al-ḥadīṡ adalah 

matan hadis dan tidak melibatkan sanad hadis.5 

 Ada beberapa alasan mengapa ilmu maʻāni al-ḥadīṡ penting, Pertama, 

beberapa hadis Nabi saw. mengandung kata-kata yang rumit atau tidak umum. 

Kedua, beberapa hadis Nabi saw. berisi pernyataan yang sulit dimengerti. Ketiga, 

terkadang ucapan Nabi saw. terkait dengan situasi khusus dalam masyarakat. 

Keempat, terdapat situasi di mana panduan dalam sebuah hadis bersifat umum dan 

 

 3Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Maʻāni al-Hadis, (Cet. II; 

Makassar: Alauddin University Press, 2023), h. 4.ََ 

 4Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Maʻāni al-Hadis, h. 4-6. 

 5Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian IlmuَMaʻāni al-Hadis, h. 7. 
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relevan dengan kondisi seseorang pada saat hadis itu diucapkan. Dan kelima, bahasa 

memiliki evolusi sejarahnya yang perlu dipahami.6  

 Dalam memahami hadis melibatkan tiga pendekatan, yaitu interpretasi 

tekstual, interpretasi intertekstual dan interpretasi kontekstual.  

1. Interpretasi Tekstual 

 Interpretasi tekstual adalah cara memahami matan hadis berdasarkan 

teksnya secara eksklusif, termaksud teks yang diriwayatkan dengan kata-kata 

maupun dengan makna. Pendekatan intrepretasi tekstual cenderung mengabaikan 

pertimbangan latar belakang pristiwa wurud hadis dan bukti-bukti lain. Dasar dari 

penggunaan teknik interpretasi tekstual ini adalah keyakinan bahwa setiap ucapan 

dan perilaku Nabi saw. tidak bisa dipisahkan dari konteks wahyu. 

 Oleh karenanya, apa yang secara tegas disampaikan dalam hadis Nabi saw. 

harus diinterpretasikan sesuai denan kata-kata yang digunakan dalam hadis 

tersebut, kecuali jika kita menemui kesulitan dalam memahami hadis, maka kita 

dapat memberikan penafsiran. Dalam memahami hadis Nabi saw. penting untuk 

mempertimbangkan aspek-aspek seperti cara penyampaian, penafsiran dan isi 

hadis. Cara penyampaian hadis terbagi menjadi dua jenis, pertama penyampaian 

hadis sesuai dengan kata-kata dan maknanya. Penyampaian hadis sesuai dengan 

kata-kata berarti hadis tersebut disampaikan dengan teks atau kata yang sesuai 

dengan yang diucapkan Nabi saw.7 kedua, periwayatan hadis secara makna adalah 

ketika matan tidak sesuai dengan kata-kata yang diwurudkan oleh Nabi saw. namun 

memiliki makna yang serupa8 

 

 6Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian IlmuَMaʻāni al-Hadis, h. 7-13. 

 7Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian IlmuَMaʻāni al-Hadis, h. 19-

20.ََ 

 8Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian IlmuَMaʻāni al-Hadis, h. 24. 
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 Ada dua jenis periwayatan, yaitu Tamm dan Naqis. Tamm adalah ketika 

semua isi hadis disampaikan sesuai dengan yang telah di wurud kan oleh Nabi saw., 

dan Naqis adalah ketika hanya sebagian isi hadis disampaikan sesuai dengan yang 

di wurud kan Nabi saw.9  

2. Interpretasi Intertekstual 

 Interpretasi intertekstual merupakan pemahaman teks dengan 

menghubungkannya dengan teks lain, baik dalam teks yang sama maupun di luar 

teks karna ada keterkaitan antar mereka. Penggunaan istilah interpretasi 

intertekstual dalam mengkaji hadis juga dapat disebut sebagai munasabah dalam 

kajian Tafsir. Untuk mengetahui hadis Nabi, sebaiknya kita berusaha untuk 

mengaitkannya dengan a-Qurʼan karna hadis berfungsi sebagai penjelas atau 

"bayan" terhadap al-Qurʼan. Beberapa masalah atau perbedaan pendapat khilafiyah 

yang didasarkan pada hadis Nabi kadang-kadang mengabaikan petunjuk al-Qurʼan 

yang relevan dengannya. Di kalangan ulama, peran hadis dalam kaitannya dengan 

al-Qurʼan dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu sebagai bayān al-tafsir wa 

al-tafshil (penafsiran dan penjelasan ayat al-Qurʼan), bayan al-taukid wa al-taqrir 

(pengukuhan dan penguat  terhadap apa yang sudah dijelaskan dalam al-Qurʼan), 

dan bayan al-tasyri (menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak terdapat 

dalam al-Qurʼan). Bahkan beberapa ulama perbendapat bahwa hadis dapat berperan 

sebagai bayan al-nasakh (pembatal atau perubahan) terhadap ayat al-Qurʼan. 10 

3. Intrepretasi Kontekstual 

 Interpretasi kontekstual adalah cara memahami teks hadis dengan 

meperhatikan latar belakang sejarah dan situasi saat hadis itu diucapkan, termasuk 

 
 9Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian IlmuَMaʻāni al-Hadis, h. 34-

35 

 10Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian IlmuَMaʻāni al-Hadis, h. 

104-105. 
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siapa yang terlibat, kondisi saat itu, peristiwa sejarah, waktu, tempat dan bentuk 

pristiwa dan juga konteks kekinian atau konteks masa kini. 

 Interpretasi kontekstual ditujukan untuk memperkuat makna formal dan 

mengonfirmasi makna yang penting, serta dapat diterapkan secara umum, lokal dan 

pada waktu tertentu. Penggunaan teknik interpretasi kontekstual ini melibatkan 

pemahaman isi hadis Nabi saw. dengan mempertimbangkan konteksnya. Ini 

melibatkan pemikiran tentang adakah alasan spesifik yang memicu hadis tersebut, 

yang dapat dilihat dari sudut pandang Nabi saw. selaku subjek. Selain itu, konteks 

ini juga melibatkan objek hadis, yaitu pihak yang berinteraksi dengan Nabi saw. 

yang mencakup tingkat imam dan kondisi emosional audiens. Di samping itu, juga 

mempertimbangkan apa yang diucapkan, tindakan yang diambil dan persetujuan 

Nabi saw. serta pertanyaan dan tindakan audiens, serta tempat dan waktu di mana 

hadis terjadi. 

 Ulama memiliki definisi yang berbeda tentang asbāb al-wurud al-ḥadīṡ, 

pertama al-Suyuti berpendapat bahwa asbāb al-wurud al-ḥadīṡ merupakan cara 

untuk menjelaskan hadis yang bermakna umum, khusus, mutlak, terbatas, dan juga 

untuk menjelaskan apakah ada nasakh atau pembatalan dalam suatu hadis dan 

sebagainya. al-Suyuti lebih menekankan pada peran asbāb al-wurud al-ḥadīṡ dalam 

menentukan takhṣīṣ (pengkhususan) dari ʻām (umum), pembatasan dari yang 

mutlak, serta mengidentifikasi adanya nasakh (pembatalan) dan mansukh (yang 

dibatalkan) pada suatu hadis. Kedua Ḥasbi al-Ṣiddīq yang memberikan definisi 

asbāb al-wurud al-ḥadīṡ sebagai ilmu yang menerapkan sebab-sebab Nabi saw. 

menuturkan sabdanya dan masa atau waktu Nabi saw. menuturkan sebuah hadis. 

Ketiga Yaḥya Ismāʻīl Aḥmad memberikan definisi asbāb al-wurud al-ḥadīṡ yang 

hampir mirip dengan pengertian asbāb al-nuzūl, yaitu sesuatu baik peristiwa atau 

pertanyaan yang terjadi pada waktu hadis itu disampaikan oleh Nabi saw. Dari 
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beberapa definisi asbāb al-wurud al-ḥadīṡ diatas dapat disimpulkan bahwa asbāb 

al-wurud al-ḥadīṡ adalah konteks historisitas mengacu pada latar belakang sejarah, 

yang mencakup peristiwa dan pertanyaan yang terjadi saat Nabi saw. mengucapkan 

hadis tersebut. Dengan konteks ini kita dapat menganalisis atau menilai apakah 

hadis tersebut memiliki sifat khusus, umum, mutlak, terbatas, serta sebagai nasikh 

dan mansukh.11 

 Ketika menjelaskan hadis, terutama jika hadis tersebut memiliki asbāb al-

wurūd, perlu mempertimbangkan kondisi audiens saat hadis di wurud kan dalam 

aspek sosial dan kemampuan intelektual mereka. Namun hadis yang berhubungan 

dengan pelaku dosa tetap bisa menjadi bagian dari penelitian ini.12 

 Dalam pemahaman kontekstual dalam hadis ada beberapa aspek yang 

penting untuk diperhatikan, seperti bentuk peristiwa yang melibatkan hadis Nabi 

saw. apakah peristiwa tersebut berupa pertanyaan, gugatan, transaksi, atau situasi 

lainnya.13 Selain itu perlu mempertimbangkan tempat di mana hadis tersebut 

terjadi, mengingat bahwa hadis merujuk pada apa yang disampaikan atau dilakukan 

oleh Nabi saw. ini bisa di wurud kan dalam berbagai konteks, seperti selama 

perjalanan atau bahkan dalam situasi perang intens.14 

C. Metode Penelitian Hadis 

 Hadis merupakan bagian penting dalam islam, hadis banyak mengajarkan 

kita tentang bagaimana beribada kepada Allah dan bagaimana kita menjalankan 

nilai-nilai kehidupan sesuai ajaran nabi kita Muḥammad saw. sebelum kita 

mengamalkan suatu hadis, penting bagi kita untuk mengetahui kualitas hadis, 

 

 11Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian IlmuَMaʻāni al-Hadis, h. 119-

121.ََ 

 12Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian IlmuََMaʻāni al-Hadis, h. 136.ََ 

 13Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian IlmuََMaʻāni al-Hadis, h. 146.ََ 

 14Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian IlmuََMaʻāni al-Hadis, h.ََ158.   
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supaya amalan kita tidak sia-sia, di karnakan banyaknya hadis yang tidak jelas, 

palsu dan dipertanyakan ke asliannya. Adapun langka-langka atau metode dalam 

meneliti keaslian hadis, maka perlu dilakukan takhrij al-ḥadīṡ, iʼtibār sanad, naqd 

al-sanad, dan naqd al-matan. Yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Takhrīj al-Ḥadīṡ 

 Menurut bahasa, kata takhrīj adalah bentuk masdar dari kata kharraja-

yukharriju-takhrījan ( تَّريج-يخرج-خرج ), yang terdiri dari huruf kha, ra, dan jim. Kata 

tersebut memiliki makna dasar yaitu keluar.15 Adapun maksud dari kata takhrīj 

yaitu mengeluarkan.  

 Ulama mempunyai pandangan yang berbeda tentang definisi takhrīj al-

ḥadīṡ. Ibnu al-Ṣālaḥ mendefinisikan takhrīj al-ḥadīṡ dengan mengeluarkan hadis 

dan menjelaskan kepada orang lain dengan menyebutnya mukharrij (penusun kitab 

hadis sumbernya).16 Kemudian al-Sakhawī mendefinisikan takhrīj al-ḥadīṡ dengan 

muḥaddiṡ yang mengeluarkan hadis dari sumber kitab, al-ajzaʻ, guru-guru dan dan 

sejenisnya serta semua yang terkait dengan hadis tersebut.17 Menurut Maḥmūd al-

Ṭaḥḥān secara bahasa, takhrīj adalah: mempertemukan dua perkara yang 

berlawanan dalam satu bentuk, sedangkan menurut istilah adalah: menunjukkan 

letak hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkannya beserta dengan sanadnya, 

kemudian menjelaskan urutannya jika diperlukan.18 Menurut Syuhudi Ismail bahwa 

takhrīj al-ḥadīṡ adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab 

 

 15Maḥmūd Yūnus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 

2007), h. 117. 

 16Abu ʻAmr ʻUsman ibnu ʻAbd al-Raḥmān al-Syairazī ibnu al-Ṣālaḥ, ʻUlum al-Ḥadīṡ (Cet. 

II; al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-ʻIlmiah, 1973 M), h. 228. 

 17Syām al-Dīn Muḥammad ibnu ʻAbd al-Raḥmān al-Syakhawī, Fatḥ al-Mugīṡ Syaraḥ 

Alfiyah al-Ḥadīṡ (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyah, 1403 H.), h. 10. 

 18Maḥmud al-Taḥḥān, Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānīd, (Cet. III; al-Riyād: 

Maktabah al-Maʻārif, 1417 H./1996 M)h. 9 dan 12.ََ 
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sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu 

dikemukakan lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.19 

 Kegiatan takhrīj al-ḥadīṡ ini sangatlah penting, ada tiga hal yang 

menyebabkan pentingnya kegiatan takhrīj al-ḥadīṡ dalam melaksanakan penelitian 

hadis, yaitu: 

a. Untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. 

b. Untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti. 

c. Untuk mengetahui ada atau tidaknya syahid dan mutābiʻ pada sanad yang 

diteliti. 

  Untuk melakukan takhrīj al-ḥadīṡ, ada lima metode yang digunakan 

sebagaimana yang diungkapkan Abu Muhammad, yaitu: 

1) Takhrīj al-ḥadīṡ dengan metode lafal pertama matan hadis sesuaai dengan 

urutan-urutan huruf hijaiyah seperti kitab al-Jamiʻ al-Ṣagīr karya Jalaluddīn 

al-Suyuṭī. 

2) Takhrīj al-ḥadīṡ dengan metode salah satu dari lafal (matan) hadis dengan 

mencari dasar/akar katanya. 

3) Takhrīj al-ḥadīṡ dengan metode rāwi a’lā yaitu nama sahabat yang 

meriwayatkan hadis tersebut, namun dengan menggunakan metode ini 

terlebih dahulu diketahui siapa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. 

Kitab-kitab yang menggunakan metode ini seperti al-Aṭraf dan al-Musnad. 

4) Takhrīj al-ḥadīṡ dengan metode mencari hadis sesuai dengan tema tertentu 

dalam kitab hadis, seperti kitab-kitab yang disusun dalam bentuk bab-bab 

fiqhi atau al-targib wa al-tarhib. 

 

 19Muhammad Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis. (Cet. I; Jakarta: Bulan 

Bintang, 1992), h. 43.ََ 
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5) Takhrīj al-ḥadīṡ dengan metode melihat derajat/status hadis, semisalnya 

ṣaḥīḥ, ḥasan, ḍa’īf dan mauḍu’.20 

 Adapun metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian hadis 

tentang Hak Binatang adalah metode kedua yaitu takhrīj al-ḥadīṡ dengan metode 

salah satu dari lafal (matan) hadis dengan mencari dasar/akar katanya. 

2. Iʻtibār Sanad 

 Kata i’tibār barasal dari bahasa Arab, yaitu ( ارُ بَ تِ عْ الِ  ) yang berarti melihat 

sesuatu yang berbeda dengan maksud mempelajari sesuatu yang serupa. Mengenai 

terminologi ilmu hadis, i’tibār sanad berarti menyertakan sanad lain untuk hadis 

tertentu yang mana hadis tersebut seolah-olah hanya memiliki satu perawi, dan 

dengan mencantumkan sanad lain itu dapat diketahui ada atau tidaknya perawi lain 

untuk sanad tersebut.21 

 Dengan demikian fungsi dari i’tibār sanad adalah untuk mengetahui jumlah 

sanad dalam sebuah hadis, sehingga dapat diketahui apakah hadis yang diteliti 

memiliki pendukung ataukah tidak berupa syāhid22 dan mutābi’23. 

3. Kaidah Kritik Sanad 

a. Ittiṣāl al-Sanad 

 Salah satu indikator dalam kesahihan hadis adalah melihat apakah sanadnya 

bersambung dengan memprhatikan beberapa aspek sebagai berikut: 

1) Ṣīgat Taḥammu wa al-Adāʼ 

 

 20Abu Muhammad Mahdoy ‘Abd al-Qādir ibn ‘Abd al-Hādī, Ṭurūq Takhrīj al-Ḥadīṡ 

Rasulullah saw. (Metode Takhrij Hadis), terj. Said Aqil Husain Munawwar dan Ahmad Rifqi 

Mukhtar, (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 15.ََ 

 21M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 

2007), h. 49ََ 

 22Syāhid adalah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai sahabat 

Nabi. Lihat M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 51. 

 23Mutābi’ adalah periwayat pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Lihat 

M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 51. 
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 Salah satu aspek yang perlu diperhatiakan untuk mengetahui kekuatan sanad 

yaitu memperhatikan lafal periwayatan hadis atau bentuk-bentuk para perawi hadis 

menerima hadis dari seorang syekh, adapun bentuk-bentuk periwayatan hadis 

sebagai berikut: 

a) al-Simāʻ min lafẓ al-syaikh (mendengarkan langsung dari seorang guru). 

b) al-Qirāʼat ʻalā al-syaikh (membacakan langsung kepada guru). 

c) al-Ijāzah (pemberian ijazah atau legalitas). 

d) al-Munāwalah (menyerahkan atau penyerahan). 

e) al-Kitābah (secara tertulis). 

f) al-Iʼlām (memberitahukan atau pemberitahuan). 

g) al-Waṣiyyah bi al-kitāb (mewariskan dalam bentuk buku). 

h) al-Wijādah (melalui barang temuan).24 

 Dalam kitab al-Sunan al-Abyan karya Ibnu Rāsyid al-Subti menjelaskan 

secara umum ragam bentuk lafal dalam penuturan hadis yang menjadi petunjuk 

terjadinya keterhubungan sanad antara perawi sebagai berikut: 

عْنَا عَلَيْهِ، قاَلَ لنََا، حكى لنََا، ذكَر لنََا، نََ أْ رَ ، ق َ نََ بَََ خْ ، اَ نِ بَََ خْ ، اَ نََ أَ بَّ ، ن َ نََ أَ بَ ن ْ ا، اَ نَ ث َ دَّ ، حَ نًَ لَ فُ  تُ عْ سَِ  ، سَِ
نَا، عرضنا عَلَيْهِ، نََوَلْنَا، كُتِبَ لنََااشَافِهُنَ  25َ، عُرِضَ عَلَي ْ

2) Mu’āṣarah wa mubāsyara 

 Menurut M. Yusuf Assagaf dalam tesisnya yang berjudul ̒ ʻManajemen Hati 

Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.ʼʼ menjelaskan bahwa langkah yang harus 

dilakukan untuk mengidentifikasi sezaman dan terjadinya pertemuan antar perawi 

atau antar guru dan murid ialah dengan melacak biografi perawi, tahun lahir dan 

 

 24Lihat Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas 

dan Aplikasi, h. 41-53. Lihat juga ‘Usmān bin ‘Abd al-Raḥmān Taqi al-Dīn Ibn Ṣalāḥ, Ma’rifat 

Anwā’ ‘Ulūm al-Ḥadīṡ – Muqaddimah Ibn Salah, h. 132-178. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, Kaidah 

Kesahihan Sanad Hadis, h. 57. 

 25Muhammad bin ‘Umar bin Muhammad Abū ‘Abdillāh Muḥib al-Dīn Ibn Rasyīd al-

Fihrī al-Subtī, Sunan al-Abyan al-Maurad al-Am’an fi al-Muḥāmah baina al-Imāmain fi al-Sanad 

al-Mu’an’an (Madinah: Maktabh al-Gurabā’ al-Aṡariyyah, 1417), h. 41. 
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wafat, serta rihlah yang dilakukan.26 Namun terkadang pada proses pelacakan sulit 

ditemukan tahun lahir ataupun tahun wafat perawi hadis. 

 Dalam tesisnya yang berjudul ʻʻTelaah Kritis Terhadap 'Ilal al-Hadis 

Dalam Kaidah Kesahihan Hadis (Sebuah Rekonstruksi Metodologis),ʼʼ Abdul 

Gaffar menjelaskan bahwa jika informasi mengenai tahun kelahiran seorang perawi 

tidak dapat ditemukan, salah satu strategi yang bisa digunakan untuk mengestimasi 

kemungkinan pertemuan atau minimal usia yang bersamaan di antara mereka 

adalah dengan merujuk pada tahun kematian masing-masing perawi. Apabila 

selisih waktu antara keduanya tidak melebihi 40 tahun, ada kemungkinan bahwa 

mereka memiliki peluang untuk bertemu, mengingat pada umumnya perawi 

memiliki usia rata-rata sekitar 60 tahun. Namun, jika perbedaan waktu antara 

keduanya melebihi 40 tahun, hal ini memerlukan investigasi lebih lanjut untuk 

menentukan apakah pertemuan tersebut terjadi atau tidak.27 

3) Memperhatikan hubungan guru dan murid 

 Untuk memahami hubungan guru dan murid di antara perawi, cara yang 

dilakukan adalah melacak informasi tentang guru-guru dari perawi dan juga murid-

murid dari perawi tersebut. Dalam konteks ini, validitas hubungan antara guru dan 

murid harus diverifikasi dari kedua sisi, mulai dari awal hingga mencapai perawi 

terakhir dalam hadis tersebut. Namun, jika pada salah satu sisi tidak ada bukti 

hubungan antara keduanya, maka sanad hadis tersebut dianggap terputus. 

4) Perawinya ʻAdl 

 Pada konteks penelitian ini, makna adil mengacu pada sikap yang lurus 

terutama dalam meriwayatkan hadis yang berasal pada Nabi Muhammad saw. 

 

 26M. Yusuf Assagaf, ʻʻManajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.ʼʼ, Tesis, 

2021. h. 45. 

 27Abdul Gaffar, ʻʻTelaah Kritis Atas ‘Illah al-Hadis Dalam Kaidah Kesahihan Hadis 

(Sebuah Rekontruksi Metodologis)ʼʼ, Disertasi, 2015. h. 123.ََ 
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sementara itu, seperti yang telah diuraikan oleh Ibn al-Salah, mayoritas ulama hadis 

dan fiqih sudah setuju jika seseorang yang meriwayatkan hadis harus memenuhi 

kriteria adil dan dapat dipercaya. Para ulama juga telah menguraikan bahwa seorang 

perawi yang dianggap adil harus beragama Islam, telah baligh (dewasa), berakal, 

bebas dari tindakan kefasikan, menjaga kehormatan, dan kemuliaan.28 

5) Perawinya Ḍābit  

 Konsep ḍābit merupakan suatu istilah yang dipakai oleh cendekiawan untuk 

mengilustrasikan kemampuan seorang perawi hadis dalam mengingat dan 

menyampaikan hadis. Definisi dabit jika dilihat dari segi bahasa dan istilah, ialah 

istilah yang digunakan para ulama untuk menentukan kualitas hafalan seorang 

perawi dalam hal kemampuan ingatan dan kecepatan dalam menyampaikannya, 

serta memiliki hafalan yang kokoh dan kuat.29 Abu Bakar Kafi membagi dabit 

menjadi tiga bagian sebagai berikut: 

a) Ḍabṭ al-Ṣadr  

 Ḍabṭ al-Ṣadr adalah kemampuan untuk mengingat dan menjaga hafalan 

perawi sejak penerimaan hadis dari guru hingga menyampaikannya pada orang lain, 

juga kemampuan perawi dalam menyampaikan hadis ketika dibutuhkan oleh orang 

lain. 

b) Ḍabṭ al-Kitāb  

 Ḍabṭ al-Kitāb adalah kemampuan seorang perawi dalam konteks penulisan, 

maksudnya ialah teks hadis tersebut dijaga pergantian, kekurangan, dan modifikasi. 

Dengan kata lain, tidak ada kesalahan penulisan yang diperbaiki atau diganti, 

 

 28Abu Bakar Kafi, Manhaj al-Imam al-Bukhari fi Tashih al-Ahadis wa Ta’liliha, (Cet. 

I;Beirut: Dar Ibn Hazm, 1422 H/2000 M), h. 75. 

 29Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historitas dan 

Aplikasi, h. 65. 
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karena tindakan seperti itu bisa mendatangkan keraguan terhadap kedabitan seorang 

yang meriwayatkan hadis. 

c) Tamm al- Ḍabṭ 

 Tamm al-Dabt jika diartikan ke dalam bahasa indonesia dapat bermakna 

kedabitan yang sempurna atau kedabitan yang unggul yang ditujukan bagi perawi 

yang mampu menghafal hadis dengan sempurna, menyampaikan hadis secara 

efektif kepada orang lain, serta mampu memahami dengan baik terhadap hadis yang 

dihafal.30 

 Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan perawi hadis memiliki 

dampak yang signifikan pada apa yang dia terima dan disampaikannya. Karena itu, 

tingkat kedabitan perawi menjadi elemen yang krusial dalam mengevaluasi 

penilaian hafalan seorang perawi. 

4. Kaidah Kesahihan Matan 

a. Terhindar dari syāż 

 Ibn Fāris menjelaskan bahwa kata syāż yang terdiri dari huruf ا , ش dan ذ 
bermakna dasar menyendiri dan berbeda. Berdasarkan penjelasan tersebut maka 

dapat dipahami bahwa syāż menurut bahasa ialah sesuatu yang menyendiri dan 

berbeda atau menyalahi yang lainnya. 

 Ulama berbeda pendapat tentang pengertian syāż dalam istilah. Secara garis 

besar ada tiga pendapat yang menonjol, yaitu: 

1) Al-Syafi’ī berpandangan bahwa syāż adalah suatu hadis yang diriwayatkan 

seorang ṡīqah tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan orang 

yang lebih ṡīqah atau banyak periwayat ṡīqah. 

2) Al-Ḥākim mengatakan bahwa syāż adalah hadis yang diriwayatkan orang 

ṡīqah dan tidak ada periwayat ṡīqah lain yang meriwayatkannya. 

 

 30Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historitas dan 

Aplikasi, h. 71. 
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3) Abū Ya’lā al-Khalīl berpendapat bahwa syāż adalah hadis yang sanadnya 

hanya satu macam, baik periwayatannya bersifat ṡīqah maupun tidak. 

 M. Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa terdapat empat petunjuk untuk 

mengidentifikasi syāż (pertentangan) dalam teks matan hadis, yakni: Pertama, 

sanad hadis tersebut berdiri sendiri tanpa ada dukungan tambahan dari perawi lain. 

Kedua, teks matan hadis yang bersangkutan berlawanan dengan teks matan hadis 

yang memiliki sanad yang lebih kuat atau lebih dapat diandalkan. Ketiga, teks 

matan hadis tersebut bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Al- Qur'an. 

Dan keempat, teks matan hadis tersebut berlawanan dengan akal sehat dan 

informasi sejarah yang dikenal. 

b. Terhindar dari ʻillah 

 Ibn Fāris menjelaskan bahwa kata ‘illah yang terdiri dari huruf ل ع dan ه 

memiliki tiga makna dasar, yakni: pengulangan, menghalangi dan kelemahan pada 

sesuatu. Sementara menurut bahasa, ‘illah adalah sebab-sebab yang samar atau 

tersembunyi yang dapat menyebabkan kecacatan sebuah hadis yang kelihatannya 

selamat dari berbagai kekurangan. Oleh karena ‘illah adalah sebuah penyakit 

tersembunyi atau samar yang terdapat dalam hadis, sehingga membuat hadis 

tersebut berkualitas daif. Adapun indikator untuk mengetahui ‘illah (kecacatan) 

pada matan hadis, yaitu: terdapat idrāj (sisipan yang dilakukan oleh perawi ṡīqah 

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

seluruhnya pada matan hadis yang lain oleh perawi siqah, terdapat ziyādah 

(penambahan satu lafal atau kalimat yang bukan bagaian dari hadis yang dilakukan 

oleh perawi ṡīqah), terdapat inqilāb (pembalikan lafal-lafal pada matan hadis), 

terdapat taḥrīf atau tasḥīf (perubahan huruf atau syakal pada matan hadis) dan atau 

terdapat kesalahan lafal dalam periwayatan hadis secara makna. 
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 Namun indikator-indikator di atas tidaklah menjadikan hadis tersebut daif 

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

daif jika indikator-indikator yang ditemukan dalam hadis merusak subtansi makna 

hadis, tetapi jika indikator-indikator tersebut ditemukan dan sama sekali tidak 

merusak subtansi makna hadis tersebut, maka hadis tersebut dikategorikan sebagai 

sebuah hadis yang diriwayatkan secara makna (riwāyah bi al-ma’nā). 
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BAB III 

KUALITAS HADIS 

A. Takhrīj al-Ḥadīṡ Tentang Hak Binatang Riwayat al-Dārimī 

Takhrīj al-Ḥadīṡ dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui bahwa hadis 

yang menjadi objek kajian terletak di mana saja dalam kitab-kitab hadis yang telah 

disusun oleh para ulama terdahulu, dalam hal ini penulis membatasi pada Kutub al-

Tis’ah. Abū Muḥammad ‘Abd al-Hādī bin ‘Abd Qādir bin ‘Abd al-Hādī 

menyebutkan bahwa ada lima macam bentuk metode takhrīj, akan tetapi peneliti 

hanya menggnakan salah satu metode pada kegiatan takhrīj al-hadis,  yaitu metode 

takhrīj melalui penelusuran salah satu lafal dalam matan hadis, dan metode ini 

digunakan kitab al-Mu،jam al-Mufahras li Alfᾱẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī karya Arnold John 

Wensinck. Adapun lafal matan yang kami telusuri yaitu: 

1. Pencarian melalui kata َةهرَّ   

 ،،١٦بدء الخلق    خاو( هرية    ان امرأة دخلت النار فِ )هريٍ   ،دخلت النار امرأة  ،النار  دخلت امرأة )فِ(
٥٠٧1، ٥٠١، ٤٦٧، ٤٥٧، ٢٦٩، ٢٦١َ،٢  حم"  ٩٣ رقاق دى،،  ٣٠،، جه زهد  ٢٥   توبة م

َ

2. Pencarian melalui kata سقي 

 ٩٣،، دى ٩ولَ سقيتها حين حبستِها ]وروى ولَ سقيتيها حين حبستِيها[ خ شرب 
٣٠2،  ١٤،، ن كسوف  ١٣٣،، م بري ٥٤  لَ هى اطعمتها ولَ سقيتها خ انبياه

َ

3. Pencarian melalui kata خشاش 

 .٩٠الْرض خ أذان    شمن خشيش الْرض أو خشا
، ١٠،  ٩كسوف    م  ،،٩مساقاة    ،٥٤، أنبياء  ١٦بدء الخلق    خولم تدعها تأكل من خشاش الْرض  

 ،،٩٣ ،، دى رقاق٣٠زهد ، ١٥٢ ،، جه اقامة٢٠، ١٤،، ن كسوف ٢٥، توبة ١٣٥-١٣٣بر  
3**٣٥١، ٤، ٣٧٤، ٣٣٥، ٣١٨، ٣، ٥٠٧، ٥٠١، ٤٧٩، ٤٦٧، ٤٥٧، ٣١٧، ٢٦٩، ٢٦١، ١٨٨، ١٥٩ ،٢  حم

َ

 

1A. J. Weinsinck, al-Mu،َjam al-Mufahras li Alfᾱẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī Juz 7, (Laiden: 

Maktabah Birīl, 1936), h. 81. 

2A. J. Weinsinck, al-Mu،َjam al-Mufahras li Alfᾱẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī Juz 2, h. 481. 

3A. J. Weinsinck, al-Mu،َjam al-Mufahras li Alfᾱẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī Juz 2, h. 30. 
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Untuk mengetahui maksud dari petunjuk di atas, peneliti menggunakan 

metode yang digunakan Maḥmūd al-Ṭahhān, dalam bukunya ''ʻUṣūl al-Takhrīj wa 

al-Dirāsah al-Asānīd'.4 Sehingga dapat kita ketahui bahwa hadis yang kita telusuri 

terdapat dalam buku: 

a. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī  

1) Kode ١٦  الخلق  بدء  خ  menunjukkan hadis ini terdapat dalam buku Ṣaḥīḥ al-

Bukhārī pada kitab Bada’u al-Khalqi bab 16. 

ثَ نَا عُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نََفِعٍ، عَنِ ابْ  ، أَخْبََنَََ عَبْدُ الَْعْلَى، حَدَّ ثَ نَا نَصْرُ بْنُ عَلِييٍ نِ عُمَرَ رَضِيَ حَدَّ
هُمَا، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »دَخَلَتِ امْرأَةٌَ النَّارَ فِ هِرَّةٍ  هَا، فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، اللََُّّ عَن ْ  رَبَطتَ ْ

  5)رواه البخاري(وَلمَْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْرْضِ«  
2) Kode ٥٤َأنبياء -menunjukkan hadis ini terdapat dalam buku Ṣaḥīḥ al خ 

Bukhārī pada kitab Anbiyᾱ’ bab 54. 

دِ بْنِ  ثَنِِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَُُمَّ ثَ نَا جُوَيْريِةَُ بْنُ أَسْاَءَ، عَنْ نََفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ حَدَّ أَسْاَءَ، حَدَّ
هَا بَتِ امْرَأةٌَ فِ هِرَّةٍ سَجَنَ ت ْ هُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »عُذيِ حَتََّّ مَاتَتْ،  اللََُّّ عَن ْ

هَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ  فَدَخَلَتْ  هَا، وَلََ هِيَ تَ ركََت ْ هَا، إِذْ حَبَسَت ْ هَا وَلََ سَقَت ْ فِيهَا النَّارَ، لََ هِيَ أَطْعَمَت ْ
َ 6)رواه البخاري( الَْرْضِ 

3) Kode ٩َمساقاة -menunjukkan hadis ini terdapat dalam buku Ṣaḥīḥ al خ 

Bukhārī pada kitab al-Masāqātu bab 9.  
هُمَا: أَ  ُ عَن ْ ثَنِِ مَالِكٌ، عَنْ نََفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ ثَ نَا إِسْاَعِيلُ، قاَلَ: حَدَّ نَّ رَسُولَ اللََِّّ حَدَّ

بَتِ امْرَأةٌَ فِ هِرَّةٍ حَبَسَت ْهَا حَتََّّ مَاتَتْ جُوعًا، فَدَ  خَلَتْ فِيهَا النَّارَ« صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »عُذيِ

 

4Maḥmūd al-Ṭahhān, ʻUṣūl al-Takhrij wa al-Dirāsah al-Asānīd (Cet. III;Riyad: Maktabah 

al-Maʻārif li al-Nisyrah wa al-Tauzī, 1416 H), h. 96-97. 

5Abū ‘Abdillah Muḥammad Bin Ismā‘īl al-Bukhārī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min 

Ḥadīṡ Rasulullāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi, juz 2 (Rawḍah_al-qāhirah: Maṭb‘ah al-salafiyah 

wa Maktabatuhā, 1403 H), h. 447. 

6Abū ‘Abdillah Muḥammad Bin Ismā‘īl al-Bukhārī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min 

Ḥadīṡ Rasulullāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi, juz 2, h.500. 
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ُ أعَْلَمُ: »لََ أنَْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلََ سَقَيْتِهَا حِيَن حَبَسْتِيهَا، وَلََ أنَْتِ أرَْسَلْتِهَ  ا، فَأَكَلَتْ مِنْ قاَلَ: فَ قَالَ: وَاللََّّ
  7)رواه البخاري(  خَشَاشِ الَْرْضِ 

4) Kode ٩٠ أذان  خ  menunjukkan hadis ini terdapat dalam buku Ṣaḥīḥ al-

Bukhārī pada kitab Ażān bab 90. 

ثَنِِ ابْنُ أَبِ مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسَْ  ثَ نَا ابْنُ أَبِ مَرْيَََ، قاَلَ: أَخْبََنَََ نََفِعُ بْنُ عُمَرَ، قاَلَ: حَدَّ اءَ بنِْتِ أَبِ بَكْرٍ حَدَّ
يقِ  هُمَا: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلةََ الكُسُوفِ، فَ قَامَ فأََطاَلَ القِيَ الصيِديِ امَ، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

دَ، فأََطاَلَ السُّجُودَ، جَ ثَُُّ ركََعَ فَأَطاَلَ الرُّكُوعَ، ثَُُّ قاَمَ فأََطاَلَ القِيَامَ، ثَُُّ ركََعَ فأََطاَلَ الرُّكُوعَ، ثَُُّ رَفَعَ، ثَُُّ سَ 
رَفَعَ فَأَطاَلَ القِيَامَ ثَُُّ رَفَعَ، ثَُُّ سَجَدَ، فأََطاَلَ السُّجُودَ، ثَُُّ قاَمَ، فأََطاَلَ القِيَامَ، ثَُُّ ركََعَ فأََطاَلَ الرُّكُوعَ، ثَُُّ 

ودَ، ثَُُّ رَفَعَ، ثَُُّ سَجَدَ، فأََطاَلَ السُّجُودَ، ثَُُّ ثَُُّ ركََعَ، فأََطاَلَ الرُّكُوعَ، ثَُُّ رَفَعَ، فَسَجَدَ، فأََطاَلَ السُّجُ 
تُكُمْ بقِِطاَفٍ مِنْ قِطاَفِهَا هَا، لَجئِ ْ ، وَدَنَتْ انْصَرَفَ، فَ قَالَ: " قَدْ دَنَتْ مِنِيِ الجنََّةُ، حَتََّّ لَوِ اجْتََأَْتُ عَلَي ْ

، وَأنَََ مَعَهُمْ  ؟ فإَِذَا امْرأَةٌَ  حَسِبْتُ أنََّهُ قاَلَ  تََّْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُ لْتُ: مَا شَأْنُ مِنِيِ النَّارُ حَتََّّ قُ لْتُ: أَيْ رَبيِ
هَا تَأْكُلُ قاَلَ نََفِعٌ: حَسِبْتُ أَ  هَا وَلََ أرَْسَلَت ْ نَّهُ قاَلَ: هَذِهِ؟ قاَلُوا: حَبَسَت ْهَا حَتََّّ مَاتَتْ جُوعًا، لََ أَطْعَمَت ْ

َ 8 )رواه البخاري(  مِنْ خَشِيشِ أوَْ خَشَاشِ الَْرْضِ 

5) Kode ٩ شرب خ  menunjukkan hadis ini terdapat dalam buku Ṣaḥīḥ al-

Bukhārī pada kitab Carbu bab 9. 

ثَ نَا نََفِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْاَءَ بنِْتِ أَبِ بَكْ  ثَ نَا ابْنُ أَبِ مَرْيَََ، حَدَّ ُ رٍ حَدَّ رَضِيَ اللََّّ
هُمَا: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلةََ الكُسُوفِ، فَ قَالَ: " دَنَتْ مِنِيِ النَّارُ، حَتََّّ   قُ لْتُ: عَن ْ

هَا أَيْ رَبيِ وَأَنََ مَعَهُمْ، فإَِذَا امْرَأةٌَ، حَسِبْتُ أنََّهُ قاَلَ: تََّْدِشُهَا هِرَّةٌ، قاَلَ: مَا شَ  أْنُ هَذِهِ؟ قاَلُوا: حَبَسَت ْ
َ 9)رواه البخاري(  حَتََّّ مَاتَتْ جُوعًا

هُمَا: أَ  ُ عَن ْ ثَنِِ مَالِكٌ، عَنْ نََفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ ثَ نَا إِسْاَعِيلُ، قاَلَ: حَدَّ نَّ رَسُولَ اللََِّّ حَدَّ
بَتِ امْرَأةٌَ فِ هِرَّةٍ حَبَسَت ْهَا حَتََّّ مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ« صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  : »عُذيِ

 

7Abū ‘Abdillah Muḥammad Bin Ismā‘īl al-Bukhārī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min 

Ḥadīṡ Rasulullāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi, juz 2, h. 166.ََ 

 8Abū ‘Abdillah Muḥammad Bin Ismā‘īl al-Bukhārī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min 

Ḥadīṡ Rasulullāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi, juz 1, h. 243. 

 9Abū ‘Abdillah Muḥammad Bin Ismā‘īl al-Bukhārī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min 

Ḥadīṡ Rasulullāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi, juz 2, h. 165. 
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ُ أعَْلَمُ: »لََ أنَْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلََ سَقَيْتِهَا حِيَن حَبَسْتِيهَا، وَلََ أنَْتِ أرَْسَلْتِهَ  ا، فَأَكَلَتْ مِنْ قاَلَ: فَ قَالَ: وَاللََّّ
َ 10)رواه البخاري(َضخَشَاشِ الَْرْ 

b. Ṣaḥīḥ Muslim 

1) Kode ٢٥َتوبة  menunjukkan hadis ini terdapat dalam buku Ṣaḥīḥ Muslim م 

pada kitab Taubah hadis No 25. 

ثَنِِ حُْيَْدٌ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ، قاَلَ: »دَخَلَتِ امْرَأةٌَ قاَلَ الزُّهْريُِّ: وَحَدَّ
هَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ، حَتََّّ   هَا، وَلََ هِيَ أرَْسَلَت ْ هَا، فَلَ هِيَ أَطْعَمَت ْ مَاتَتْ هَزْلًَ« النَّارَ فِ هِرَّةٍ رَبَطتَ ْ

: ذَلِكَ، لئَِلَّ يَ تَّكِلَ رَجُلٌ، وَلََ يَ يْأَسَ رَجُل   11)رواه مسلم(  قاَلَ الزُّهْريُِّ
2) Kode   ١٣٥-١٣٣َبر  menunjukkan hadis ini terdapat dalam buku Ṣaḥīḥ م 

Muslim pada kitab al-Birru hadis No 133-135.   

ثَ نَا جُوَيْريِةَُ يَ عْنِِ ابْنَ  ، حَدَّ ثَنِِ عَبْدُ اِلله بْنُ مَُُمَّدِ بْنِ أَسْاَءَ بْنِ عُبَ يْدٍ الضُّبَعِيُّ أَسْاَءَ، عَنْ نََفِعٍ، عَنْ حَدَّ
بَتِ امْرأَةٌَ فِ هِرَّةٍ، سَجَنَ ت ْهَا حَتََّّ   مَاتَتْ، عَبْدِ اِلله، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »عُذيِ

هَا، وَلََ  هَا، إِذْ هِيَ حَبَسَت ْ هَا وَسَقَت ْ هَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لََ هِيَ أَطْعَمَت ْ  هِيَ تَ ركََت ْ
َ 12)رواه مسلم(  الَْْرْض

 كْ الِ مَ  نْ ى عَ سَ يْ عِ  نِ بْ  نِ عْ مَ  نْ ا عَ يعً جَِ  دْ الِ خَ  نْ بِ  يَ يحَْ  نِ بْ  رِ فَ عْ جَ  نُ بْ  اللهِ دُ بْ عَ  وَ  اللهَ دِ بْ عَ  نُ بْ  نُ و ارُ  هَ نِ ثَ دَّ حَ 
هَا   بِيِ النَّ   نْ عَ   رَ مَ عُ   نُ بْ اِ   نْ عَ   عِ فِ نََ   نْ عَ   سٍ نَ اَ   نِ بْ  بَتِ امْرأَةٌَ فِ هِرَّةٍ، سَجَنَ ت ْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »عُذيِ

هَا، وَلََ هِيَ تَ ركََت ْهَا هَا، إِذْ هِيَ حَبَسَت ْ هَا وَسَقَت ْ تَأْكُلُ مِنْ   حَتََّّ مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لََ هِيَ أَطْعَمَت ْ
  13)رواه مسلم(  الَْْرْضخَشَاشِ  

 

 10Abū ‘Abdillah Muḥammad Bin Ismā‘īl al-Bukhārī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min 

Ḥadīṡ Rasulullāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi, juz 2, h. 166. 

11Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ Muslim, 

juz 8 (Beirūt_Lebānon: Dār al-kutūb al-ʻilmiyah, 2010 M), h. 98. 

12Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ Muslim, 

juz 8, h. 35. 

13Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ Muslim, 

juz 8, h. 35. 
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ثَ نَا عَبْدُ الَْْعْلَى، عَنْ عُبَ يْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نََفِعٍ  ، حَدَّ ثنَِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِييٍ الْجهَْضَمِيُّ ، عَنِ ابْنِ  وحَدَّ
بَتِ  هَا، فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »عُذيِ امْرأَةٌَ فِ هِرَّةٍ أَوْثَ قَت ْ

َ 14)رواه مسلم(  تَسْقِهَا، وَلمَْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْض

3) Kode ١٠َ،٩َكسوف م  menunjukkan hadis ini terdapat dalam buku Ṣaḥīḥ 

Muslim pada kitab al-Kusūf hadis No 9-10. 

سْتَ وَائِييِ  ثَ نَا إِسْاَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّ ، حَدَّ وْرَقِيُّ ثَنِِ يَ عْقُوبُ بْنُ إِبْ راَهِيمَ الدَّ ثَ نَا وحَدَّ ، قاَلَ: حَدَّ
ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أبَوُ الزُّبَيِْْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اِلله صَلَّ 

، فَصَلَّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِِصْحَابهِِ، فَأَطاَلَ الْقِيَامَ، حَتََّّ جَ  عَلُوا يخَِرُّونَ، يَ وْمٍ شَدِيدِ الْْرَيِ
فَعَ فَأَطاَلَ، ثَُُّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثَُُّ قاَمَ فَصَنَعَ نََْوًا ثَُُّ ركََعَ فأََطاَلَ، ثَُُّ رَفَعَ فَأَطاَلَ، ثَُُّ ركََعَ فأََطاَلَ، ثَُُّ رَ 

هُ، فَ عُرضَِتْ مِنْ ذَاكَ، فَكَانَتْ أرَْبَعَ ركََعَاتٍ، وَأرَْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثَُُّ قاَلَ: " إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ توُلَجوُنَ 
هَا قِطْفًا  فَ قَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، عَلَيَّ الْجنََّةُ، حَتََّّ لَوْ تَ نَاوَلْتُ  هَا قِطْفًا أَخَذْتهُُ  أَوْ قاَلَ: تَ نَاوَلْتُ مِن ْ مِن ْ

هَا فَ لَ  مْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ وَعُرضَِتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَ رأَيَْتُ فِيهَا امْرأَةًَ مِنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ تُ عَذَّبُ فِ هِرَّةٍ لََاَ، رَبَطتَ ْ
مُْ كَانُ تَدَعْهَا تأَْ  وا كُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ، وَرأَيَْتُ أبَََ ثُُاَمَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يََُرُّ قُصْبَهُ فِ النَّارِ، وَإِنََّّ

مَُا آيَ تَانِ مِنْ آيََتِ اِلله يرُِ  مُوهُُاَ، فإَِذَا  يكُ يَ قُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لََ يَخْسِفَانِ إِلََّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنََّّ
َ 15)رواه مسلم(َخَسَفَا فَصَلُّوا حَتََّّ تَ نْجَلِيَ 

ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ  ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ نُُيٍَْْ، ح وحَدَّ بَةَ، حَدَّ ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَي ْ بْنِ نُُيٍَْْ، وَتَ قَارَبََ  حَدَّ
ثَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطاَءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ  ثَ نَا أَبِ، حَدَّ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِ فِ اللَّفْظِ، قاَلَ: حَدَّ

لَّمَ، فَ قَالَ عَهْدِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ وْمَ مَاتَ إِبْ راَهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَ 
اَ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْ راَهِيمَ، فَ قَامَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بَِلنَّاسِ سِتَّ ركََعَاتٍ النَّاسُ: إِنَُّ

رأَْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَ قَرَأَ  بِِرَْبَعِ سَجَدَاتٍ، بَدَأَ فَكَبَََّ، ثَُُّ قَ رأََ، فأََطاَلَ الْقِراَءَةَ، ثَُُّ ركََعَ نََْوًا مَِّا قاَمَ، ثَُُّ رَفَعَ 
 ثَُُّ ركََعَ نََْوًا مَِّا قاَمَ، ثَُُّ رَفَعَ رأَْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَ قَرَأَ قِراَءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانيَِةِ،قِراَءَةً دُونَ الْقِراَءَةِ الُْْولََ، 

 قاَمَ فَ ركََعَ أيَْضًا ثَُُّ  ثَُُّ ركََعَ نََْوًا مَِّا قاَمَ، ثَُُّ رَفَعَ رأَْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثَُُّ انََْدَرَ بَِلسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ،
لَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِِ بَ عْدَهَا، وَركُُوعُهُ نََْوًا مِنْ سُ  جُودِهِ، ثَُُّ تَأَخَّرَ، ثَلَثَ ركََعَاتٍ ليَْسَ فِيهَا ركَْعَةٌ إِلََّ الَّتِِ قَ ب ْ

 

14Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ Muslim, 

juz 8, h. 35. 

15Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ Muslim, 

juz 3, h. 30-31. 
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نَا، وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: حَ  مَ النَّاسُ وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ، حَتََّّ انْ تَ هَي ْ مَ وَتَ قَدَّ تََّّ انْ تَ هَى إِلََ النيِسَاءِ، ثَُُّ تَ قَدَّ
ا مَعَهُ، حَتََّّ قاَمَ فِ مَقَامِهِ، فاَنْصَرَفَ حِيَن انْصَرَفَ، وَقَدْ آضَتِ الشَّمْسُ، فَ قَالَ: " يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََُّ 

وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ:  -مَا لََ يَ نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَ تَانِ مِنْ آيََتِ اِلله، وَإِنََُّّ 
ئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتََّّ تَ نْجَلِيَ، مَا مِنْ شَيْءٍ توُعَدُونهَُ إِلََّ قَدْ رأَيَْ تُهُ فِ  -لِمَوْتِ بَشَرٍ  فإَِذَا رأَيَْ تُمْ شَي ْ

نَّارِ، وَذَلِكُمْ حِيَن رأَيَْ تُمُونِ تَأَخَّرْتُ، مََاَفَةَ أَنْ يُصِيبَنِِ مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتََّّ صَلَتِ هَذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بَِل
اَ رأَيَْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يََُرُّ قُصْبَهُ فِ النَّارِ، كَانَ يَسْرقُِ الْْاَجَّ بِِحْجَنِهِ، فإَِنْ فُطِنَ لَهُ  قاَلَ: إِنَُّ

هَا فَ لَمْ تُطْعِ تَ عَلَّقَ بِِِ  مْهَا، وَلمَْ حْجَنِِ، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بهِِ، وَحَتََّّ رأَيَْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الَْرَِّةِ الَّتِِ رَبَطتَ ْ
مْتُ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ، حَتََّّ مَاتَتْ جُوعًا، ثَُُّ جِيءَ بَِلْجنََّةِ، وَذَلِكُمْ حِيَن رأَيَْ تُ  مُونِ تَ قَدَّ
 بَدَا لِ أَنْ لََ حَتََّّ قُمْتُ فِ مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنََ أرُيِدُ أَنْ أتََ نَاوَلَ مِنْ ثَُرَهَِا لتَِ نْظرُُوا إلِيَْهِ، ثَُُّ 

  16ه مسلم()رواأفَْ عَلَ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ توُعَدُونهَُ إِلََّ قَدْ رَأيَْ تُهُ فِ صَلَتِ هَذِهِ "
c. Sunan al-Nasā’ī  

 Kode  ١٤َ،٢٠َكسوفَن  menunjukkan hadis ini terdapat dalam buku Sunan 

al-Nasā’ī pada kitab al-Kusūf bab ke 14 dan bab ke 20. 

ثَ نَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّائِبِ، قاَ ثَنِِ أَخْبََنَََ هِلَلُ بْنُ بِشْرٍ، قاَلَ: حَدَّ لَ: حَدَّ
ثهَُ، قاَلَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ   صَلَّى اللهُ أَبِ السَّائِبُ، أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْرٍو حَدَّ

 قِيَامًا فأََطاَلَ الْقِيَامَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَامَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ الصَّلَةِ وَقاَمَ الَّذِينَ مَعَهُ، فَ قَامَ 
جُودَ، ثَُُّ رَفَعَ رأَْسَهُ وَجَلَسَ فأََطاَلَ الْجلُُوسَ، ثَُُّ ثَُُّ ركََعَ فأََطاَلَ الرُّكُوعَ، ثَُُّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَجَدَ فَأَطاَلَ السُّ 

عَةِ الُْْولََ مِنَ سَجَدَ فَأَطاَلَ السُّجُودَ، ثَُُّ رَفَعَ رأَْسَهُ وَقاَمَ فَصَنَعَ فِ الرَّكْعَةِ الثَّانيَِةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِ الرَّكْ 
لُوسِ، فَجَعَلَ يَ ن ْفُخُ فِ آخِرِ سُجُودِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانيَِةِ، وَيَ بْكِي وَيَ قُولُ: »لمَْ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالجُْ 

فَ قَامَ رَسُولُ اللََِّّ تعَِدْنِ هَذَا وَأَنََ فِيهِمْ، لمَْ تعَِدْنِ هَذَا وَنََْنُ نَسْتَ غْفِرُكَ«، ثَُُّ رَفَعَ رأَْسَهُ وَانَْْلَتِ الشَّمْسُ، 
رَ آيَ تَانِ مِنْ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَََّّ وَأثَْنَ عَلَيْهِ، ثَُُّ قاَلَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَ صَلَّ 

، وَالَّذِي نَ فْسُ مَُُمَّدٍ بيَِدِهِ آيََتِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ فإَِذَا رأَيَْ تُمْ كُسُوفَ أَحَدِهُِاَ فاَسْعَوْا إِلََ ذكِْرِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ 
، حَتََّّ لَوْ بَسَطْتُ يَدِي لتََ عَاطيَْتُ مِنْ قُطوُفِهَا، وَلَقَدْ أدُْنيَِتِ النَّارُ مِ  ، حَتََّّ لَقَدْ لقََدْ أدُْنيَِتِ الْجنََّةُ مِنِيِ نِيِ

هَا، فَ لَمْ تَدَعْهَا جَعَلْتُ أتََّقِيهَا خَشْيَةَ أَنْ تَ غْشَاكُمْ، حَتََّّ رَأيَْتُ فِيهَا ا مْرَأةًَ مِنْ حِْْيََْ تُ عَذَّبُ فِ هِرَّةٍ رَبَطتَ ْ
هَا حَتََّّ مَاتَتْ، فَ لَقَدْ رأَيَْ تُ هَا تَ ن ْهَشُهَ  هَا وَلََ هِيَ سَقَت ْ ا إِذَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ، فَلَ هِيَ أَطْعَمَت ْ

 

16Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ Muslim, 

juz 3, h. 31-32. 
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عْدَاعِ يدُْفَعُ بِعَصًا أقَْ بَ لَتْ، وَإِذَا وَلَّتْ تَ ن ْهَشُ ألَْيَ تَ هَ  بْتِي َّتَيْنِ أَخَا بَنِِ الدَّ ا، وَحَتََّّ رأَيَْتُ فِيهَا صَاحِبَ السيِ
مُتَّكِئًا ذَاتِ شُعْبَ تَيْنِ فِ النَّارِ، وَحَتََّّ رأَيَْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ، الَّذِي كَانَ يَسْرقُِ الْْاَجَّ بِِحْجَنِهِ 

َ 17)رواه النسائي(  نَّارِ، يَ قُولُ: أَنََ سَارقُِ الْمِحْجَنعَلَى مُِْجَنِهِ فِ ال

ثَ نَا غُنْدَرٌ، عَ  دِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْريُِّ، قاَلَ: حَدَّ نْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطاَءِ أَخْبََنَََ عَبْدُ اِلله بْنُ مَُُمَّ
 بْنِ عَمْروٍ، قاَلَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ 

كُوعَ، ثَُُّ رَفَعَ فأََطاَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََطاَلَ الْقِيَامَ، ثَُُّ ركََعَ فأََطاَلَ الرُّ 
فُخُ وَيَ قُولُ: رَبيِ لمَْ تَعِدْنِ قاَلَ شُعْبَةُ: وَ  أَحْسِبُهُ قاَلَ: فِ السُّجُودِ نََْوَ ذَلِكَ وَجَعَلَ يَ بْكِي فِ سُجُودِهِ وَيَ ن ْ

مَدَدْتُ  تََّّ لَوْ هَذَا، وَأَنََ أَسْتَ غْفِرُكَ لمَْ تَعِدْنِ هَذَا، وَأَنََ فِيهِمْ«، فَ لَمَّا صَلَّى قاَلَ: " عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجنََّةُ حَ 
يْتُ فِيهَا يَدِي تَ نَاوَلْتُ مِنْ قُطوُفِهَا، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أنَْ فُخُ خَشْيَةَ أَنْ يَ غْشَاكُمْ حَرُّهَا، وَرَأَ 

هُ قاَلَ: هَذَا عَمَلُ سَارقَِ بَدَنَتَِْ رَسُولِ اِلله، وَرَأيَْتُ فِيهَا أَخَا بَنِِ دَعْدعٍَ سَارقَِ الَْْجِيجِ فإَِذَا فُطِنَ لَ 
هَا فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ تُسْ  قِهَا، وَلمَْ تَدَعْهَا الْمِحْجَنِ وَرأَيَْتُ فِيهَا امْرَأةًَ طَوِيلَةً سَوْدَاءَ تُ عَذَّبُ فِ هِرَّةٍ رَبَطتَ ْ

نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلََ لِْيََاتهِِ، تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ حَتََّّ مَاتَتْ، وَإِنَّ الشَّمْسَ، وَالْقَمَرَ لََ ي َ 
ئًا مِنْ ذَلِكَ   فاَسْعَوْا إِلََ وَلَكِن َّهُمَا آيَ تَانِ مِنْ آيََتِ اِلله فإَِذَا انْكَسَفَتْ إِحْدَاهُُاَ أوَْ قاَلَ: فَ عَلَ إِحْدَاهُُاَ شَي ْ

 18)رواه النسائي(  ذكِْرِ اللهِ 
d. Sunan Ibnu Mājah  

 Kode ١٥٢ََاقامةَجه ٣٠َزهد،  menunjukkan hadis ini terdapat dalam buku 

Sunan Ibnu Mājah pada kitabَIqāmah al-Ṣalawāti wa al-Sunnah Fīhā pada bab ke 

152 dan kitab al-Zahd pada bab ke 30. 

، عَنِ ابْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ  ثَ نَا نََفِعُ بْنُ عُمَرَ الْجمَُحِيُّ ثَ نَا مُُْرزُِ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنُِّ، قاَلَ حَدَّ ، عَنْ أَسْاَءَ بنِْتِ حَدَّ
فأََطاَلَ الْقِيَامَ، ثَُُّ ركََعَ أَبِ بَكْرٍ، قاَلَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَةَ الْكُسُوفِ، فَ قَامَ 
 فأََطاَلَ السُّجُودَ، ثَُُّ فأََطاَلَ الرُّكُوعَ، ثَُُّ رَفَعَ فَ قَامَ فأََطاَلَ الْقِيَامَ، ثَُُّ ركََعَ فَأَطاَلَ الرُّكُوعَ، ثَُُّ رَفَعَ، ثَُُّ سَجَدَ 

أَطاَلَ الْقِيَامَ، ثَُُّ ركََعَ فَأَطاَلَ الرُّكُوعَ، ثَُُّ رَفَعَ فَ قَامَ فأََطاَلَ رَفَعَ، ثَُُّ سَجَدَ فأََطاَلَ السُّجُودَ، ثَُُّ رَفَعَ فَ قَامَ فَ 
أَطاَلَ السُّجُودَ، ثَُُّ الْقِيَامَ، ثَُُّ ركََعَ فَأَطاَلَ الرُّكُوعَ، ثَُُّ رَفَعَ، ثَُُّ سَجَدَ فأََطاَلَ السُّجُودَ، ثَُُّ رَفَعَ، ثَُُّ سَجَدَ فَ 

 

17Abū ‘Abdi al-Raḥmān Aḥmad bin Syu‘aib al-Nasā’ī, Kitāb al-Sunan al-Kubrā  Li Imām 

al-Nasā’ī, juz 2 (Beirut_Lebanon: Resalah Publisher, 2001 M), h 343-344.  

18Abū ‘Abdi al-Raḥmān Aḥmad bin Syu‘aib al-Nasā’ī, Kitāb al-Sunan al-Kubrā  Li Imām 

al-Nasā’ī, juz 2, h. 351.   
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تُكُمْ بقِِطاَفٍ مِنْ قِطاَفِهَا، وَدَنَتْ مِنِيِ   انْصَرَفَ، فَ قَالَ: هَا لَجئِ ْ " لَقَدْ دَنَتْ مِنِيِ الْجنََّةُ حَتََّّ لَوِ اجْتََأَْتُ عَلَي ْ
ةٌ لََاَ، هِرَّ  النَّارُ حَتََّّ قُ لْتُ: أَيْ رَبيِ وَأَنََ فِيهِمْ " قاَلَ نََفِعٌ حَسِبْتُ أنََّهُ قاَلَ: " وَرأَيَْتُ امْرَأةًَ تََّْدِشُهَا
هَا تأَْ  هَا وَلََ هِيَ أرَْسَلَت ْ كُلُ مِنْ فَ قُلْتُ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قاَلُوا: حَبَسَت ْهَا حَتََّّ مَاتَتْ جُوعًا، لََ هِيَ أَطْعَمَت ْ

َ 19)رواه ابن ماجه(  خِشَاشِ الَْْرْض

ثَنِِ حُْيَْدُ بْنُ عَبْدِ   الرَّحَْْنِ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: قاَلَ الزُّهْريُِّ: وَحَدَّ
هَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَا هَا، وَلََ هِيَ أرَْسَلَت ْ هَا فَلَ هِيَ أَطْعَمَت ْ شِ الَْْرْضِ، » دَخَلَتِ امْرأَةٌَ النَّارَ فِ هِرَّةٍ، رَبَطتَ ْ

: لئَِلَّ يَ تَّكِلَ رَجُلٌ وَلََ يَ يْأَسَ رَجُلٌ حَتََّّ مَاتَتْ « قاَ 20َ)رواه ابن ماجه( لَ الزُّهْريُِّ

e. Musnad al-Dārimī  

 Kode ٣٩َرقاقَدى  menunjukkan hadis ini terdapat dalam buku Musnad al-

Dārimī pada kitab Riqāq bab ke 93. 

الْمُبَارَكِ، أنَْ بَأَنََ مَالِكٌ، عَنْ نََفِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَخْبََنَََ الَْْكَمُ بْنُ 
أْكُلَ مِنْ تِيهَا فَ تَ وَسَلَّمَ: " دَخَلَتِ امْرَأةٌَ النَّارَ فِ هِرَّةٍ، فَقِيلَ: لََ أنَْتِ أَطْعَمْتِيهَا وَسَقَيْتِيهَا، وَلََ أنَْتِ أرَْسَلْ 

ارمِِي(  خَشَاشِ الَْْرْضِ  21َ)رَوَاهُ الدَّ

f. Musnad Aḥmad 

1) kode حم ١٥٩،٢. hadis ini terdapat pada kitab Musnad Aḥmad bin Hanbal 

juz 6 halaman 37-39 edisi Dār al-Ḥadīṡ.  

ثَ نَا عَطاَءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ، قاَلَ: كَسَفَتِ  ثَ نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّ  الشَّمْسُ حَدَّ
نَ نَّا أنََّهُ ليَْسَ بِراَكِعٍ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَامَ، وَقُمْنَا مَعَهُ، فأََطاَلَ الْقِيَامَ، حَتََّّ ظَ 
سَهُ، ثَُُّ جَلَسَ، فَ لَمْ ثَُُّ ركََعَ، فَ لَمْ يَكَدْ يَ رْفَعُ رأَْسَهُ، ثَُُّ رَفَعَ، فَ لَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ، ثَُُّ سَجَدَ، فَ لَمْ يَكَدْ يَ رْفَعُ رأَْ 

فَ عَلَ فِ الرَّكْعَةِ الثَّانيَِةِ كَمَا فَ عَلَ فِ الُْْولََ، وَجَعَلَ يَ ن ْفُخُ   يَكَدْ يَسْجُدُ، ثَُُّ سَجَدَ، فَ لَمْ يَكَدْ يَ رْفَعُ رَأْسَهُ، ثَُُّ 
بُُمُْ وَأنَََ فِ  ، لمَ تُ عَذيِ ، لمَ فِ الَْْرْضِ، وَيَ بْكِي وَهُوَ سَاجِدٌ فِ الرَّكْعَةِ الثَّانيَِةِ، وَجَعَلَ يَ قُولُ: »رَبيِ يهِمْ؟ رَبيِ

بُ نَا وَنََْنُ نَسْتَ غْ  فِرُكَ؟« فَ رَفَعَ رأَْسَهُ، وَقَدْ تَََلَّتِ الشَّمْسُ، وَقَضَى صَلَتهَُ، فَحَمِدَ اللَََّّ، وَأثَْنَ عَلَيْهِ، ثَُُّ تُ عَذيِ
 

19Abū ‘Abdullāh Muḥammad Bin Yazīd al-Qazwīnī Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājahََ

(Riyadh_Arab Saudi: Maktabah al-Ma‘ārif  linasyir wa al-Tauzī‘, 1417 H), h. 225. 

20Abū ‘Abdullāh Muḥammad Bin Yazīd al-Qazwīnī Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah,َh. 

705.ََ 

21Abū Muḥammad ‘Abdullāh Bin ‘Abdi al-Raḥman Bin al-Faḍal Bin Biharāmi al-Dārimī, 

Sunan al-Dārimī, juz 3, h. 1856.   
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وا  ا، فاَفْ زَعُ قاَلَ: " أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَ تَانِ مِنْ آيََتِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، فإَِذَا كَسَفَ أَحَدُهَُُ 
 أَغْصَانَِّاَ، إِلََ الْمَسَاجِدِ، فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجنََّةُ، حَتََّّ لَوْ أَشَاءُ لتََ عَاطيَْتُ بَ عْضَ 

مِنْ حِْْيََْ، سَوْدَاءَ طوَُالةًَ،   وَعُرضَِتْ عَلَيَّ النَّارُ، حَتََّّ إِنيِ لَُْطْفِئُ هَا، خَشْيَةَ أَنْ تَ غْشَاكُمْ وَرأَيَْتُ فِيهَا امْرأَةًَ 
كُلَّمَا أقَْ بَ لَتْ،   تُ عَذَّبُ بُِِرَّةٍ لََاَ، تَ رْبِطهَُا، فَ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلمَْ تَسْقِهَا، وَلََ تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ،

هَا، وَرأَيَْتُ فِيهَا أَخَا  بَنِِ دَعْدعٍَ، وَرأَيَْتُ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ مُتَّكِئًا فِ النَّارِ نَََّشَت ْهَا، وكَُلَّمَا أدَْبَ رَتْ نَََّشَت ْ
اَ تَ عَ   لَّقَ بِِحْجَنِِ عَلَى مُِْجَنِهِ، كَانَ يَسْرقُِ الْْاَجَّ بِِحْجَنِهِ، فإَِذَا عَلِمُوا بهِِ قاَلَ: لَسْتُ أنَََ أَسْرقُِكُمْ، إِنَُّ

22ََ)رواه احْد(

2) kode حم ١٨٨،٢. hadis ini terdapat pada kitab Musnad Aḥmad bin Hanbal 

juz 6 halaman 298 edisi Dār al-Ḥadīṡ. 

ثَ نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ  ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّ عَمْرٍو، قاَلَ:   حَدَّ
مَ، الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَسَفَتِ 

 ،جُودِ نََْوَ ذَلِكَ قاَلَ شُعْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قاَلَ: فِ السُّ   ،فأََطاَلَ الْقِيَامَ، ثَُُّ ركََعَ، فَأَطاَلَ الرُّكُوعَ، ثَُُّ رَفَعَ فَأَطاَلَ 
، لمَْ تَعِدْنِ  فُخُ، وَيَ قُولُ: »رَبيِ لمَْ تَعِدْنِ هَذَا وَأنَََ أَسْتَ غْفِرُكَ، رَبيِ  هَذَا وَأَنََ وَجَعَلَ يَ بْكِي فِ سُجُودِهِ وَيَ ن ْ

ا صَلَّى قاَلَ: " عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجنََّةُ، حَتََّّ لَوْ مَدَدْتُ يَدِي   لتََ نَاوَلْتُ مِنْ قُطوُفِهَا، وَعُرضَِتْ فِيهِمْ« ، فَ لَمَّ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيَّ النَّارُ، فَجَعَلْتُ أنَْ فُخُ خَشْيَةَ أَنْ يَ غْشَاكُمْ حَرُّهَا، وَرأَيَْتُ فِيهَا سَارقَِ بَدَنَتَِْ رَسُولِ اللََِّّ 

يجِ، فإَِذَا فُطِنَ لهَُ قاَلَ: هَذَا عَمَلُ الْمِحْجَنِ، وَرَأيَْتُ وَسَلَّمَ، وَرَأيَْتُ فِيهَا أَخَا بَنِِ دَعْدعٍَ، سَارقَِ الَْْجِ 
هَا، فَ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلمَْ تَسْقِهَا، وَ  لمَْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ فِيهَا امْرأَةًَ طَوِيلَةً سَوْدَاءَ حِْْيَْيَِّةً، تُ عَذَّبُ فِ هِرَّةٍ رَبَطتَ ْ

تْ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لََ يَ نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلََ لِْيََاتهِِ، وَلَكِن َّهُمَا خَشَاشِ الَْْرْضِ، حَتََّّ مَاتَ 
، فإَِذَا انْكَسَفَ أَحَدُهُُاَ فاَسْعَوْا إِلََ ذكِْرِ   -أَوْ قاَلَ: فعُِلَ بَِِحَدِهُِاَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ    ،آيَ تَانِ مِنْ آيََتِ اللََِّّ

بُ نَا وَنََْنُ نَسْتَ غْ اللََِّّ "، قاَلَ  بُُمُْ وَأنَََ فِيهِمْ؟ لمَ تُ عَذيِ : قاَلَ أَبِ: قاَلَ ابْنُ فُضَيْلٍ: »لمَ تُ عَذيِ فِرُكَ؟«  عَبْدُ اللََِّّ
23ََ)رواه احْد(

3) kode حم ٢٦١،٢. hadis ini terdapat pada kitab Musnad Aḥmad bin Hanbal 

juz 7 halaman 317 edisi Dār al-Ḥadīṡ. 

 

22Aḥmad Bin Ḥambal, Musnad Aḥmad, juz 6 (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1995 M), h. 37-39.ََ 

23Aḥmad Bin Ḥambal, Musnad Aḥmad, juz 6, h. 298.ََ 
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ثَ نَا مَُُمَّدٌ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِ هُرَ  ثَ نَا يزَيِدُ، أَخْبََنَََ مَُُمَّدٌ، وَابْنُ نُُيٍَْْ، قاَلَ: حَدَّ يْ رةََ، قاَلَ: قاَلَ حَدَّ
هَا، فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ تَسْقِهَا، وَلمَْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »دَخَلَتِ  امْرَأةٌَ النَّارَ فِ هِرَّةٍ، رَبَطتَ ْ

24َ)رواه احْد(َتُ رْسِلْهَا فَ تَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ«

4) kode حم ٢٦٩،٢. hadis ini terdapat pada kitab Musnad Aḥmad bin Hanbal 

juz 7 halaman 379 edisi Dār al-Ḥadīṡ. 

ثَنِِ حُْيَْدٌ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »دَخَلَتِ امْرأَةٌَ  قاَلَ الزُّهْريُِّ: وَحَدَّ
هَا، فَلَ هِيَ   هَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ، حَتََّّ مَاتَتْ« قاَلَ النَّارَ فِ هِرَّةٍ، رَبَطتَ ْ هَا وَلََ هِيَ أرَْسَلَت ْ أَطْعَمَت ْ

25َ)رواه احْد(الزُّهْريُِّ: »ذَلِكَ أَنْ لََ يَ تَّكِلَ رَجُلٌ، وَلََ يَ يْأَسَ رَجُلٌ«

5) kode حم ٢، ٣١٧. hadis ini terdapat pada kitab Musnad Aḥmad bin Hanbal 

juz 8 halaman 234 edisi Dār al-Ḥadīṡ. 

ثَ نَا بِ  ثَ نَا مَعْمَرٌ، عَنْ هََُّامِ بْنِ مُنَ بيِهٍ، قاَلَ: هَذَا مَا حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هََُّامٍ، حَدَّ هِ أبَوُ هُرَيْ رةََ، عَنْ حَدَّ
هَا، فَلَ هِيَ  ،أوَْ هِريٍ  ،»دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأةٌَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لََاَ: رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَل رَبَطتَ ْ

هَا تُ رَميِمُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ حَتََّّ مَاتَتْ هَزْلًَ« هَا، وَلََ هِيَ أرَْسَلَت ْ 26َ)رواه احْد(أَطْعَمَت ْ

6) kode حم ٢، ٤٥٧. hadis ini terdapat pada kitab Musnad Aḥmad bin Hanbal 

juz 9 halaman 341 edisi Dār al-Ḥadīṡ. 

دِ بْنِ زيََِدٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ، عَنِ النَّ  ثَ نَا شُعْبَةُ، عَنْ مَُُمَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا مَُُمَّ بِيِ صَلَّى اللهُ حَدَّ
)رواه  ((ضِ رْ لَْ ا اشِ شَ خَ  نْ مِ  لْ كُ ا تأَْ هَ عْ دَ تَ  لمَْ ا وَ هَ ت ْ طَ بَ رَ  ةٍ رَّ  هِ فِ  ةٌ أَ رَ مْ اِ  ارَ النَّ  تْ لَ خَ دَ )) :وَسَلَّمَ قاَلَ عَلَيْهِ 
 27احْد(

7) kode حم ٢، ٤٦٧. hadis ini terdapat pada kitab Musnad Aḥmad bin Hanbal 

juz 9 halaman 376 edisi Dār al-Ḥadīṡ. 

 

24Aḥmad Bin Ḥambal, Musnad Aḥmad, juz 7 (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1995 M), h. 317.ََ 

25Aḥmad Bin Ḥambal, Musnad Aḥmad, juz 7, h. 379.ََ 

26Aḥmad Bin Ḥambal, Musnad Aḥmad, juz 8 (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1995 M), h. 234.   

27Aḥmad Bin Ḥambal, Musnad Aḥmad, juz 9 (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1995 M), h. 341.ََ 
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عْتُ أَبََ هُرَيْ رةََ، يَ قُ  ثَ نَا حََّْادٌ، عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ زيََِدٍ، قاَلَ: سَِ ثَ نَا عَبْدُ الرَّحَْْنِ، قاَلَ: حَدَّ عْتُ أبَََ حَدَّ ولُ: سَِ
هَا، فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ هِرَّةٍ، رَبَ هِريٍ أَوْ دَخَلَتِ امْرَأةٌَ النَّارَ فِ )) الْقَاسِمِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: طتَ ْ

28َ(( )رواه احْد(تَسْقِهَا، وَلمَْ تُ رْسِلْهَا تَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ 

8) kode حم ٢، ٤٧٩. hadis ini terdapat pada kitab Musnad Aḥmad bin Hanbal 

juz 9 halaman 417 edisi Dār al-Ḥadīṡ. 

ثَ نَا وكَِيعٌ، عَنْ   دُ بْنُ زيََِدٍ: عَنِ أَبِ هُرَيْ رةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى حَدَّ حََّْادِ بْنِ سَلَمَةَ، قاَلَ: قاَلَ مَُُمَّ
، فَأدُْخِلَتِ »رَبَطَتْ امْرَأةٌَ هِرًّا، أوَْ هِرَّةً، فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ تَتَْكُْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

29َ)رواه احْد(َالنَّارَ«

9) kode حم ٢، ٥٠١. hadis ini terdapat pada kitab Musnad Aḥmad bin Hanbal 

juz 9 halaman 491 edisi Dār al-Ḥadīṡ. 

ثَ نَا يزَيِدُ، أَخْبََنَََ مَُُمَّدٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ، وَعَنْ  أَبِ الزينََِدِ، عَنِ الَْْعْرجَِ، عَنْ أَبِ حَدَّ
، أوَْ هِرَّةٍ  هَا، فَلَ هِيَ هُرَيْ رةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »دَخَلَتْ امْرَأةٌَ النَّارَ فِ هِريٍ  رَبَطتَ ْ

هَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَ  هَا، وَلََ هِيَ أرَْسَلَت ْ 30َ)رواه احْد(  اشِ الَْْرْضِ، حَتََّّ مَاتَتْ فِ ربََِطِهَا هَزْلًَ«أَطْعَمَت ْ

10)  kode حم ٢، ٥٠٧. hadis ini terdapat pada kitab Musnad Aḥmad bin Hanbal 

juz 9 halaman 510 edisi Dār al-Ḥadīṡ. 

ثَ نَا يزَيِدُ، أَخْبََنَََ هِشَامٌ، عَنْ مَُُمَّدٍ، عَنْ أَبِ   هُرَيْ رةََ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »أَنَّ امْرأَةًَ دَخَلَتِ حَدَّ
هَا، فَ لَمْ تَدَعْهَا تُصِيبُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ، وَلمَْ تُطْعِمْهَا وَلمَْ تَسْقِهَا حَتََّّ  )رواه ََمَاتَتْ«  النَّارَ فِ هِرَّةٍ رَبَطتَ ْ

31َاحْد(

11) kode حم ٣، ٣١٨. hadis ini terdapat pada kitab Musnad Aḥmad bin Hanbal 

juz 11 halaman 440-441 edisi Dār al-Ḥadīṡ. 

ثَ نَا يَحْيََ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَخْبَََنِ عَطاَءٌ، عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ   صَلَّى حَدَّ
لَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ ذَلِكَ الْيَ وْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْ راَهِيمُ، ابْنُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَ 

اَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْ راَهِيمَ، فَ قَامَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بَِ  لنَّاسِ سِتَّ النَّاسُ: إِنَُّ
 

28Aḥmad Bin Ḥambal, Musnad Aḥmad, juz 9, h. 376.ََ 

29Aḥmad Bin Ḥambal, Musnad Aḥmad, juz 9, h. 417.ََ 

30Aḥmad Bin Ḥambal, Musnad Aḥmad, juz 9, h. 491.ََ 

31Aḥmad Bin Ḥambal, Musnad Aḥmad, juz 9, h. 510.ََ 
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عَ نََْوًا مَِّا قاَمَ، ثَُُّ رَفَعَ رأَْسَهُ، فَ قَرأََ دُونَ ركََعَاتٍ فِ أرَْبَعِ سَجَدَاتٍ كَبَََّ، ثَُُّ قَ رأََ، فأََطاَلَ الْقِراَءَةَ، ثَُُّ ركََ 
انيَِةِ، ثَُُّ ركََعَ نََْوًا مَِّا قاَمَ، ثَُُّ الْقِراَءَةِ الُْْولََ، ثَُُّ ركََعَ نََْوًا مَِّا قاَمَ، ثَُُّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَ قَرَأَ قِراَءَةً دُونَ الْقِراَءَةِ الثَّ 

انََْدَرَ للِسُّجُودِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثَُُّ قاَمَ فَ ركََعَ ثَلَثَ ركََعَاتٍ قَ بْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ليَْسَ فِيهَا رَفَعَ رَأْسَهُ، فَ 
لَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِِ بَ عْدَهَا، إِلََّ أَنَّ ركُُوعَهُ نََْوٌ مِنْ قِيَامِهِ، ثَُُّ تَأَخَّ  لَتهِِ، وَتَأَخَّرَتِ رَ فِ صَ ركَْعَةٌ إِلََّ الَّتِِ قَ ب ْ

مَتِ الصُّفُوفُ، فَ قَضَى الصَّلَةَ، وَقَدْ طلََعَتِ الشَّ  مَ فَ قَامَ فِ مَقَامِهِ، وَتَ قَدَّ مْسُ، الصُّفُوفُ مَعَهُ، ثَُُّ تَ قَدَّ
، وَإِنََُّّ  مَا لََ يَ نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ، فَ قَالَ: " يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَ تَانِ مِنْ آيََتِ اللََِّّ

ئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتََّّ تَ نْجَلِيَ، إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ شَيْءٍ توُعَدُونهَُ إِلََّ قَدْ رَأيَ ْ  تُهُ فِ صَلَتِ هَذِهِ، فإَِذَا رأَيَْ تُمْ شَي ْ
، وَلَقَدْ جِيءَ بَِلنَّارِ، فَذَلِكَ حِيَن رَأيَْ تُمُونِ تَأَخَّرْ  تُ، مََاَفَةَ أَنْ يُصِيبَنِِ مِنْ لَفْحِهَا، حَتََّّ قُ لْتُ: أَيْ رَبيِ

فإَِنْ فُطِنَ بهِِ، وَأنَََ فِيهِمْ، وَرَأيَْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يََُرُّ قُصْبَهُ فِ النَّارِ، كَانَ يَسْرقُِ الْْاَجَّ بِِحْجَنِهِ،  
اَ تَ عَلَّقَ بِِحْجَنِِ  هَا فَ لَمْ قاَلَ: إِنَُّ ، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بهِِ، وَحَتََّّ رأَيَْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الَْرَِّةِ، الَّتِِ رَبَطتَ ْ

أيَْ تُمُونِ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ تَتَْكُْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ حَتََّّ مَاتَتْ جُوعًا، وَجِيءَ بَِلْجنََّةِ، فَذَلِكَ حِيَن رَ 
 بَدَا لِ مْتُ حَتََّّ قُمْتُ فِ مَقَامِي، فَمَدَدْتُ يَدِي، وَأَنََ أرُيِدُ أَنْ أتََ نَاوَلَ مِنْ ثَُرَهَِا لتَِ نْظرُُوا إلِيَْهِ، ثَُُّ تَ قَدَّ 

32َ)رواه احْد(َأَنْ لََ أفَْ عَلَ 

12) kode حم ٣، ٣٣٥. hadis ini terdapat pada kitab Musnad Aḥmad bin Hanbal 

juz 11 halaman 494 edisi Dār al-Ḥadīṡ. 

عَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّ  ثَ نَا أبَوُ الزُّبَيِْْ، عَنْ جَابِرٍ، أنََّهُ سَِ ثَ نَا ابْنُ لََيِعَةَ، حَدَّ ثَ نَا حَسَنٌ، حَدَّ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ
بَتْ امْرَأةٌَ فِ هِريٍ  رَبَطتَْهُ حَتََّّ مَاتَ، وَلمَْ تُ رْسِلْهُ، فَ يَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ،  ،أوَْ هِرَّةٍ  ،يَ قُولُ: »عُذيِ

 33)رواه احْد(  فَ وَجَبَتْ لََاَ النَّارُ بِذَلِكَ«

13) kode ٧٤٣  hadis ini terdapat pada kitab Musnad Aḥmad bin Hanbal .حم ٣، 

juz 12 halaman 51 edisi Dār al-Ḥadīṡ. 

، عَنْ أَبِ الزُّبَيِْْ  سْتُ وَائِييِ ، صَاحِبُ الدَّ ثَ نَا هِشَامُ بْنُ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ ثَ نَا كَثِيُْ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّ ، عَنْ جَابِرِ حَدَّ
، قاَلَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ فِ يَ وْمٍ  بْنِ عَبْدِ اللََِّّ الْْنَْصَاريِيِ
، فَصَلَّى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِِصْحَابهِِ، فأََطاَلَ الْقِيَامَ حَتََّّ جَعَلُو  ا يخَِرُّونَ، ثَُُّ ركََعَ شَدِيدِ الْْرَيِ

، ثَُُّ قاَمَ فَصَنَعَ فأََطاَلَ الرُّكُوعَ، ثَُُّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطاَلَ ثَُُّ ركََعَ فأََطاَلَ، ثَُُّ   رَفَعَ فَأَطاَلَ، ثَُُّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

 

32Aḥmad Bin Ḥambal, Musnad Aḥmad, juz 11 (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1995 M) , h. 440-441.ََ 

33Aḥmad Bin Ḥambal, Musnad Aḥmad, juz 11, h. 494.   
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قاَلَ: " إِنَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثَُُّ جَعَلَ يَ تَ قَدَّمُ، ثَُُّ جَعَلَ يَ تَأَخَّرُ، فَكَانَتْ أرَْبَعَ ركََعَاتٍ، وَأرَْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثَُُّ 
هَا قِطْفًا أَخَذْتهُُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ توُعَدُونهَُ، فَ عُ  أَوْ قاَلَ:  -رِضَتْ عَلَيَّ الْجنََّةُ حَتََّّ لَوْ تَ نَاوَلْتُ مِن ْ

هَا قِطْفًا فَ قَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، شَكَّ هِشَامٌ  رُ رَهْبَةَ أَنْ  -تَ نَاوَلْتُ مِن ْ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَتَأَخَّ
هَا فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ تَسْقِهَا،  تَ غْشَاكُمْ، فَ رأَيَْتُ فِيهَا امْرَأةًَ حِْْيَْيَِّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً تُ عَذَّبُ فِ هِرَّةٍ لََاَ، رَبَطتَ ْ

مَُا آيَ تَانِ رِ، وَإِ وَلمَْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ، وَرأَيَْتُ أبَََ ثُُاَمَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يََُرُّ قُصْبَهُ فِ النَّا نََّّ
34َ)رواه احْد(َمِنْ آيََتِ اللََِّّ يرُيِكُمُوهَا، فإَِذَا خَسَفَتْ فَصَلُّوا حَتََّّ تَ نْجَلِي

14) kode ** ٥١٣  hadis ini terdapat pada kitab Musnad Aḥmad bin .حم ٤، 

Hanbal juz 14 halaman 378 edisi Dār al-Ḥadīṡ.35َ 

 Bintang ganda pada kode **حم ٤، ٣٥١ menandakan pengulangan lafaz pada 

hadis yang diriwayatkan atau bab atau pada halaman (yang sama).36 

B. I‘tibar Sanad 

Setelah melakukan pengumpulan hadis dari penelusuran pada kitab al-

Muʻjam al-Mufahras li al-fāẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī, dengan menelusuri sala satu 

lafal matan hadis pada kata سقي ,هرة,  dan خشاش. Maka ditemukan 30 hadis, 24 

jalur sanad dan 6 periwayat, yaitu Bukhāri 6 hadis, Muslim 6 hadis, Nasāʼī 2 hadis, 

Ibnu Mājah 2 hadis, Aḥmad 13 hadis dan Dārimī 1 hadis. Dari kumpulan hadis di 

atas ditemukan 5 orang sebagai syāhid,37 yaitu Abū Hurairah, Jābir, Ibnu ʻUmar 

ʻAbdullāh bin ʻAmri dan Asmāʼ binti Abi Bakar. Adapun mutābiʻ38 ditemukan 12 

orang yaitu Ibnu Abi Mulaikah, Ḥumaidi bin ʻAbdurrahmān, al-Zuhrī (Aḥmad bin 

Abī bakar), Hammām bin Munabbihi, al-Aʻraj, Mūsa bin Yasār, Abi  Salmah, 

 

34Aḥmad Bin Ḥambal, Musnad Aḥmad, juz 12 (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1995 M), h. 51.ََ 

35Aḥmad Bin Ḥambal, Musnad Aḥmad, juz 14 (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1995 M), h. 378.ََ 

36Maḥmūd al-Ṭahhān, ʻUṣūl al-Takhrij wa al-Dirāsah al-Asānīd, h. 95. 

 37Syāhid adalah Hadis yang dalam riwayatnya bersekutu para perawinya dengan hadis yang 

menyendiri, baik secara lafadz dan makna atau secara makna saja, dan sanadnya dari sahabat yang 

berbeda-beda. Lihat: Maḥmūd Ṭaḥḥān, Taisīr Muṣṭalaha al-Ḥadīṡ, (Cet, X; Riyadh: Maktabah al-

Maʻārif, 2004 M), h. 177. 

 38Mutābi adalah Hadis yang dalam riwayatnya bersekutu para perawinya dengan hadis 

yang menyendiri, baik secara lafadz dan makna atau secara makna saja, dan sanadnya hanya seorang 

sahabat. Lihat: Maḥmūd Ṭaḥḥān, Taisīr Muṣṭalaha al-Ḥadīṡ, h.176. 
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Muḥammad bin Ziyād, Abū Zubair, Nāfiʻ, ʻAṭāʼ dan Abīhi ( yaitu Sāʼib ayah dari 

ʻAṭāʼī). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui skema hadis di bawah. 
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قاَلَ
َِعْتُ سَ

قاَلَ
َِعَ سَ

قاَلَ
 قاَلَ

 
رأََى

َّثهَُ حَد
عَنْ

َِعْتُ سَ
عَنْ

عَنْ
َّثَ نَا حَد

عَنْ
عَنْ

عَنْ
عَنْ

و

َّثَنِ حَد
عَنْ

َّثَ نَا حَد
عَنْ

َّثَ نَا حَد
خْبَنِ

أَ
عَنْ

َّثَنِ حَد
عَنْ

قاَلَ
عَنْ

قاَلَ
عَنْ

عَنْ

َّثَ نَا حَد
عَنْ

َّثَ نَا حَد
عَنْ

 أَخْبَنَ
َّثَ نَا حَد

 أنَْ بَأَنَ
عَنْ

َّثَ نَا حَد
عَنْ

َّثَ نَا حَد
عَنْ

عَنْ
َّثَ نَا حَد

َّثَ نَا حَد
عَنْ

َّثَ نَا حَد

َّثَنِ حَد

َّثَ نَا حَد
َّثَ نَا حَد

َّثَ نَا حَد
أَخْبَنَ

َّثَ نَا حَد
َّثَ نَا حَد

َّثَ نَا حَد
عَنْ

َّثَنِ حَد
 

َّثَ نَا حَد
أَخْبَنَ

و
و

و
و

َّثَ نَا حَد
أَخْبَنَ

أَخْبَنَ
َّثَ نَا حَد

َّثَ نَا حَد
عَنْ

َّثَ نَا حَد
َّثَنِ حَد

َّثنَِيهِ حَد
 و

َّثَ نَا حَد

َّثَ نَا حَد
َّثَنِ حَد

أَخْبَنَ
َّثَ نَا حَد

بنِْتِ أَ 
أَسْاَءَ 

بِ بَكْرٍ   
 َ ر مَ نِ عُ

ِ بْ دُ اللََّّ
بْ عَ

 

بِ مُليَْ 
ابْنُ أَ

 كَةَ 

نُ أَبِ 
ابْ

 َ ََ  م يَ  رْ

 َ ر مَ نُ عُ
عُ بْ فِ نَ

رزُِ بْ   مُْ نُ سَ  لَمَةَ   

 نَفِعٍ 

 َْ س يإِ ُ اعِ  ل

 مَالِكٌ 

 ِ دِ الله بْ
نِ عَ  بْ

رِ ابِ جَ
 

 ْ كََمُ ب لْ
ا

 َ ب ِ نُ الْمُ ك  ارَ
بْدُ الَْ 

عَ
ِ  عْلَى يْدُ اللََّّ

عُبَ 
نُ  بْ 

ٍ بْنُ  نَصْرُ    عَلِيي

يْريَِ  جُوَ
َ ةُ بْنُ أَ   سْاَء

 ُ ِ بْن للََّّ
عَبْدُ ا

دِ بْ  مَّ مَُ
 

 َ  أَسْاَء
نِ

 

امِ بْ  ِ نِ مُ هَُّ  هٍ نَ بي
لْمَلِكِ  عَطاَءٍ 
عَبْدُ ا

 

سْاَعِيلُ 
إِ

 
ةَ ابْنُ عُ   لَيَّ

وبُ بْ 
يَ عْقُ

نُ إبِ ْ    رَاهِيمَ 

 أَبِ 

 بْنُ عَ 
دُ مَّ مَُ

دِ اِلله بْ 
بْ

نِ 
بْدُ اللهِ 

عَ
 يٍْ  بْنُ نَُُ 

بَكْرِ بْ 
أبَُو 

بَةَ  نُ أَبِ   شَي ْ

 يَ يحَْ 

بَيِْ   الزُّ
أبَوُ

 

 َِ نُ لَ َ ابْ ة  حَسَنٌ  يعَ

مُ بْنُ أَ 
هِشَا

ِ بِ عَبْدِ    اللََّّ

كَثِيُْ بْ 
نُ هِشَ  امٍ   

                  
        

            
          

         
       

 
 

          
           

      
        

     
 

عْنِ بْنِ 
مَ

 عَبْدُاللهِ  ى عِيْسَ 
نُ جَعْ 

بْ
 فَرِ 

 ُ ن ونُ بْ
ارُ هَ

 ِ د بْ َ  عَ  الله

 هُريَْ رَةَ 
أبَُو

 

 َُ ْ حْ  دٌ ي
هْرِيُّ  لزُّ

ا
أَحَْ ) 

بْنُ أَِ ْ 
دْ 

   بَكَرٍ 
بْنِ زيََ 

دِ  مَّ مَُ
دٍ   

زَّ  رٌ مَعْمَ  دُ الرَّ
عَبْ

بْنُ هَُّ 
اقِ 

امٍ   
حَْْ عَبْدُ ا  نِ لرَّ

بْنِ سَلَ 
ادِ  حَّْ

 عٌ وكَِي مَةَ 

 مَةَ لَ أَبِ سَ 

دٌ  مَّ مَُ  

ابْنُ نَُُ  يٍْ   
 يزَيِدُ 

 رجَِ الَْعْ 

ا شَ ٌ هِ    م

سَى بْنِ 
مُو

 ارٍ  يَسَ 

نََ أَبِ ا ِ لزي  د

 َ ب عْ ُ شُ دُ بْ   ة مَّ نُ جَ مَُ   عْفَرٍ 

 عَمْروٍ
للََِّّ بْنَ

عَبْدُ ا
 

 (أبَيِهِ 
ائِبُ  سَّ

أَبِ ال
(   ِ ب ائِ سَّ

نِ ال  بْ
اَءِ ط عَ

 دَرٌ غُنْ  

عَزيِزِ بْ 
عَبْدُ الْ

عَبْدِ ال
نُ 

مَدِ   صَّ

لَلُ بْ 
هِ

 رٍ نُ بِشْ 

 بْنُ مَُُ 
بْدُ اِلله

عَ
بْنِ عَبْ 

دِ  مَّ
نِ  حَْ رَّ

دِ ال هْ  وَرِ الزُّ
 الْمِسْ

بْنِ
.... يْلٍ ضَ ابْنُ فُ  ريُِّ 

 َ َّم ل سَ  وَ
هِ لَيْ ُ عَ الله

َّى  ل صَ
 ِ لُ اللََّّ

و سُ لَ رَ
قاَ

:
 َ يل ، فَقِ

ةٍ رَّ فِ هِ
 النَّارَ 

أَةٌَ ر تِ امْ
لَ خَ دَ

 :
تِ أَطْ 

لَ أنَْ
شَاشِ  خَ

نْ  لَ مِ
ا فَ تَأْكُ

يهَ لْتِ سَ رَْ
أنَْتِ أ

لَ  ، وَ
ا يهَ تِ قَيْ

سَ ا وَ هَ
ي تِ مْ عَ

ضِ  رْ لَْ
 ا

 (
ي َّارمِِ د

اهُ ال وَ رَ
) 
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Garis putus-putus adalah jalur sanad yang diteliti. 

c. Kritik Sanad 

 Untuk mengetahui kualitas sanad pada hadis yang yang menjadi objek 

penelitian, maka dilakukan kegiatan kritik sanad pada hadis yang diriwayatkan 

Sunan al-Dārimī No 2856. 

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ نََفِعٍ ، عَنْ مَالِكٌ ، أنَْ بَأَنََ الَْْكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبََنَََ 
ارمِِي(  ....  وَسَلَّمَ   )رَوَاهُ الدَّ

1. al-Dārimī 

 Nama lengkap ‘Abdullāh bin ‘Abdirraḥman bin al-Faḍal bin Bahrāmi al-

Dārimī al-Tamīmī, Abū Muḥammad al-Samarqandī al-Ḥāfiẓ, min  Banī Dārimi bin 

Mālik bin Ḥanẓalah bin Zaid manāh bin Tamīmi.39 Isḥāq bin Ibrāhīm al-Warrāq 

berkata, saya mendengar ‘Abdullāh bin ‘Abdirraḥman berkata: aku dilahirkan pada 

tahun dimana wafatnya ibnu Mubāraq yaitu pada tahun 181 Hijriyah, wafat pada 

tahun 255 Hijriyah pada hari Tarwiyah setelah asar, dan dikuburkan pada hari 

ʻArafah bertepatan pada hari jumʻat, dan saat itu umurnya 75 tahun40. 

 Adapun guru-guru Sunan al-Dārimī yaitu: Ibrāhīm bin al-Munżiru al-

Ḥizāmī, Aḥmad bin isḥāq al-Ḥaḍramī, Aḥmad bin al-Ḥajjāj al-Marwazī, Aḥmad 

bin Ḥumaidi al-kūfī, Aḥmad bin abī Syuʻaibi al-Ḥarrānī, Aḥmad bin ̒ Abdurrahmān 

bin Bakkāri al-Busriyya, Ādama bin Abī Iyās, Isḥāq bin ̒ Īsa bin al-Ṭabbāʻī, ̒ Ismāʻīl 

bin Abī Uwais, al-Aswadu bin ʻĀmir Syāżāni, Asyhalu bin Ḥātim, Basyar bin 

Ādam al-Akbar, Basyar bin Ṡābit al-Bazzāri, Basyar bin ʻUmar al-Zahrāniyyi, 

Jaʻfar bin ʻAun, Ḥibbān bin Hilāl, Ḥajjāj bin Minhāl, al-Ḥasan bin Aḥmad bin Abī 

Syuʻaib al-Ḥarrāniyyi, al-Ḥasan bin al-Rabīʻa al-Bajaliyyi, al-Ḥakam bin al-

 

39Jamāluddin Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, Tahż𝑖b̅ al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl, juz 15, 

(Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1400 H/ 1980 M), h. 210. 

40Jamāluddin Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, Tahż𝑖b̅ al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl, juz 15, h. 

216.   
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Mubārak, Abī al-Yamān al-Ḥakam bin Nāfiʻ dan lain-lain. Beliau juga mempunyai 

murid yang banyak diantaranya: Imam Muslim, Abū Dāwud, Tirmiżī dan lain-

lain.41 

 Pandangan kritikus hadis terhadap Sunan al-Dārimī:  Abū Ḥātim bin Ḥibbān 

berkata: Dia adalah salah satu penghafal yang ulung dan orang yang bertakwa 

dalam agama, diantara orang-orang yang menghafal, mengoleksi, mempelajari 

fikih, menyusun, meriwayatkan, menyebarkan Sunnah di negerinya, dan menyeru 

baginya, menajaga kehormatannya, dan menahan mereka yang tidak setuju 

dengannya. Al-Ḥāfiẓ Abū Bakar Al-Khatīb berkata: Dia adalah salah satu musafir 

dalam hadits, dan dia digambarkan sebagai orang yang menghafal dan 

mengumpulkannya, dan menguasainya, dengan amanah, kejujuran, takwa, dan 

zuhud. Dia diangkat menjadi gubernur Samarkand, tapi dia menolak, maka sultan 

memaksanya sampai dia menirunya, dan dia memerintah. Suatu hal, lalu dia pamit, 

maka dia pamit. Beliau adalah orang yang paling berakal, dan pada akhir 

keutamaannya beliau memberikan teladan dalam agama, kesabaran, ketenangan, 

ketekunan, ibadah, asketisme, dan kebijaksanaan. Beliau digolongkan sebagai 

(Musnad), (Tafsīr), dan (al-Jāmi’).42 Isḥāq berkata: kami tidak perna mendengar 

beliau melantunkan syaʻir kecuali apa yang datang dari hadis, Rajāʼ bin Murjī 

berkata: Saya tidak tahu ada orang yang lebih mengetahui hadis selain dia, Ibnu Abī 

Ḥātim berkata, berdasarkan sumber dari ayahnya: Dia adalah orang yang dapat 

dipercaya dan jujur, al-Ḥākim Abū ʻAbdullāh berkata: Dia adalah salah satu 

penghafal hadis terkemuka, al-Khatīb meriwayatkan dalam “Tarikh”-nya dari 

Aḥmad bin Ḥanbal, yang mengatakan: Dia adalah orang yang dapat dipercaya dan 

 

41Jamāluddin Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, Tahż𝑖b̅ al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl, juz 15, h. 

210-213. 

42Jamāluddin Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, Tahż𝑖b̅ al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl, juz 15, h. 

215-216. 
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terhormat Dan dia memuji baik untuk dia, Ibnu ʻAdī berkata dalam terjemahan 

Sulaimān bin Uṡmān dari “Al-Kamil”: Abū ̒ Abd al-Raḥman memberitahu kami al-

Nasāʼī, ʻAbdullāh bin ʻAbdu al-Raḥman al-Samarqandī memberitahuku. Jadi dia 

menyebutkan sebuah hadis dalam “al-Zahra”: Muslim meriwayatkan tujuh puluh 

tiga hadis darinya.43 Penilaian-penilaian di atas menunjukkan bahwa Sunan al-

Dārimī memenuhi kriteria ʻadl dan ḍābiṭ sebagai periwayat hadis. 

2. Al-Ḥakam bin al-Mubārak 

 Nama lengkap beliau al-Ḥakam bin al-Mubārak al-Bāhilī, maula Abū Ṣāliḥ 

al-Balkhi al-Khāsyitī, disebut juga al-Khawāsyitī, Wafat pada tahun 213 H.44 Dari 

kalangan tabiʻu al-atbaʻ kalangan tua. 

 Dia perna berguru denga: Ibrāhīm bin Ṣadaqah al-Anṣārī, Buqayya bin al-

Walīd, Ḥātim bin Wardān, Ḥajjāj bin Muḥammad, Ḥafṣa bin Ḥumaid, Ḥammād bin 

Zaid, Dāwud bin Yazīd al-Ṡaqafī al-Buṣra, Mālik bin Anas, Muḥammad bin Jaʻfar 

Gundar, Muḥammad bin Ḥarbi al-Khawlānī al-Ḥimṣī, Muḥammad bin Rāsyid al-

Makḥūlī. Adapun muridnya yaitu: Aḥmad bin al-Ḥubāb al-Ḥimyarī, Isḥāq bin 

Ibrāhīm bin Jabalah, Ḥamdān bin Żīnnūn al-Balkhī, Zakariyā bin Yaḥya al-Balkhī, 

‘Abdullāh bin ‘Abdirraḥman al-Dārimī, ‘Abdurrahmān bin Ḥāzim bin Fazārah 

al-Balkhī, ̒ Alī bin al-Ḥasan bin Bisyra anak seorang hakim yaitu al-Tirmiżī, Yaḥya 

bin Bisyra. 

 Pandangan kritik hadis terhadap al-Ḥakam bin al-Mubārak: Abū ʻAbdullah 

ibnu Mandah berkata; Salah seorang yang dapat dipercaya (al-Ṡiqāt), Ibnu Ḥibbān 

menyebutkannya dalam kitab “al-Ṡiqāt” dan di dalamnya dikatakan; bahwa dia 

berasal dari kaum Balkh, dan dia dekat dengan tempat shalat yang berada di 

 

43Al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍal Aḥmad binʻAlī bin Ḥajar Ṡaḥābuddīn al-ʻAsqalānī al-Syafiʻī, 

Tahżīb al- Tahżīb, juz 2 (Cet. 1, Suriah; Dār al-Rāsyīd, thn. 1406 H/1986 M),َh.َ374. 

44Jamāluddin Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, Tahż𝑖b̅ al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl, juz 7, 

(Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1400 H/ 1980 M), h. 131 dan 133. 
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daerahnya, al-Tirmiżī meriwayatkan kepadanya salah satu hadits dari hadits Abī 

Baḥriyah dari Muʻāż: peristiwa besar, dan penaklukan Konstantinopel dalam tujuh 

bulan.45 Ibnu al-Samʻānī berkata: Khawāsyt berasal dari desa Balkh dan dia adalah 

seorang hafiz yang dapat dipercaya, Ibnu ʻAdī menghitungnya dalam terjemahan 

Aḥmad bin ʻAbdurrahmān al-Wahbī sebagai salah satu orang yang mencuri 

hadits.46 

 Dengan demikian kita dapat menjelaskan pertemuan Sunan al-Dārimī 

dengan Al-Ḥakam bin al-Mubārak dengan melihat keterangansebagai berikut: 

1) Sunan al-Dārimī lahir pada tahun 181 Hijriyah, wafat pada tahun 255 

Hijriyah, dan saat itu umurnya 75 tahun. Al-Ḥakam bin al-Mubārak Wafat 

pada tahun 213 H. Dengan melihat perbedaan tahun wafatnya yaitu 42 

tahun, maka dapat disimpulkan umur Sunan al-Dārimī ketika bertemu 

dengan Al-Ḥakam bin al-Mubārak yaitu 33 tahun. Dan pada usia itu beliau 

sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 

2) Dalam nama-nama murid  Al-Ḥakam bin al-Mubārak terdapat nama Sunan 

al-Dārimī. 

3. Mālik 

 Nama lengkapnya Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ʿĀmir bin ʿAmr bin 

al-Ḥāriṡ bin Gaimān bin Khuṡail bin ʿAmr bin al-Ḥāriṡ al-Aṣbaḥī al-Ḥimyarī al-

Madanī, wafat pada tahun 179 H dan umurnya pada saat itu adalah 85,47 jadi dapat 

disimpulkan dia lahir pada tahun 93 H. Dari kalangan tabiʻu tābiʻīn kalangan tua. 

 

45Jamāluddin Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, Tahż𝑖b̅ al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl, juz 7, h. 

133. 

46Al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍal Aḥmad binʻAlī bin Ḥajar Ṡaḥābuddīn al-ʻAsqalānī al-Syafiʻī, 

Tahżīb al- Tahżīb, juz 1 (Cet. 1, Suriah; Dār al-Rāsyīd, thn. 1406 H/1986 M), h. 469. 

47Jamāluddin Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, Tahż𝑖b̅ al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl, juz 27, (Cet. 

I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1400 H/ 1980 M), h. 91-93 dan 119. 
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 Dia perna belajar dengan banyak guru di antaranya: ʻĀmir bin ʻAbdullāh 

bin al-Zubair bin al-ʻAwwām, Nuʻaim bin ʻAbdullāh al-Mujmir, Zaid bin Aslam, 

Nāfiʻ Maulā ibnu ʻUmar, Ḥumaidi al-Ṭawīl, Saʻīd al-Maqburī dan lain-lain. 

Adapun murid-muridnya antara lain: al-Zuhrī, Yaḥya bin Saʻīd al-Anṣārī, Zaid bin 

ʻAbdullāh bin al-Hādi, al-Awzāʻī, al-Ṡaurī, Zaid bin al-Ḥubāb, al-Syafiʻī, ibnu al-

Mubārak, ibnu Wahbi, ibnu al-Qāsim, al-Qāsim bin Yazīd al-Jarmī dan lain-lain.48 

 Kritik ulama terhadap Mālik: Muḥammad bin Isḥāq al-Ṡaqafī berkata; saya 

telah bertanya kepada Muḥammad bin Ismāʻīl al-Bukhārī tentang sanad yang paling 

Ṣaḥīḥ atau yang paling kuat, kemudian dia berkata; Mālik dari Nāfiʻ dari Ibnu 

ʻUmar adalah sanad yang paling kuat, ʻAlī Ibnu al-Madīnī, dari Ibnu ʻUyainah; 

Malik adalah orang yang paling kritis terhadap manusia dan paling mengetahui 

tentang mereka, ʻAli berkata; saya tidak mengetahui Mālik meninggalkan 

seseorang kecuali orang itu mendapatkan hadis darinya, al-Daurī berkata dari Ibnu 

Muʻain; semua periwayat yang meriwayatkan hadis dari Mālik maka dia terpercya 

atau ṣiqah kecuali ʻAbdulkarīm, ʻAlī Ibnu al-Madyan berkata; saya mendengar 

Yaḥya bin Saʻīd berkata; sahabat Nāfiʻ yang meriwayatkan hadis darinya adalah 

Ayyūb, ʻAbdullāh, Mālik. ʻAlī berkata mereka terbukti sebagai sahabat Nāfiʻ.49 

 Adapun penjelasan pertemuan Al-Ḥakam bin al-Mubārak dengan Mālik 

sebagai berikut: 

1) Al-Ḥakam bin al-Mubārak Wafat pada tahun 213 H, Mālik wafat pada tahun 

179 H. Dilihat dari perbedaan tahun wafatnya yaitu 34 tahun. Dengan 

perbedaan tersbut termaksu normal dalam pertemuan guru dengan murid. 

 

48Al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍal Aḥmad binʻAlī bin Ḥajar Ṡaḥābuddīn al-ʻAsqalānī al-Syafiʻī, 

Tahżīb al- Tahżīb, juz 4 (Cet. 1, Suriah; Dār al-Rāsyīd, thn. 1406 H/1986 M), h. 6. 

49Al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍal Aḥmad binʻAlī bin Ḥajar Ṡaḥābuddīn al-ʻAsqalānī al-Syafiʻī, 

Tahżīb al- Tahżīb, juz 4, h. 7. 
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2) Adapaun nama Al-Ḥakam bin al-Mubārak tercantum dalam daftar nama-

nama murid mālik. 

4. Nāfiʻ 

 Nama lengkapnya adalah Nāfi’, pembantu ‘Abdullāh bin ‘Umar bin al-

Khattāb al-Qurasyī al-‘Adawī, Abū Abdullāh al-Madani. Dia berasal dari al-

Magrib,  Hārūn bin Ḥātim berkata: dia wafat tahun 116 H, Abū Sulaimān bin Zabra, 

dari bapaknya, dari Aḥmad bin ʻUbaid, dari al-Haiṡam bin ʻAdī berkata: dia wafat 

pada tahun 117 H, Sufyān bin ̒ Uyaiynah, Aḥmad bin Ḥambal berkata 119 H.50 Dari 

kalangan tabiʻīn kalangan biasa. 

 Di antara nama guru-gurunya ialah: Rāfiʻ bin Khadīja, Zaid bin ʻAbdullāh 

bin ʻUmar, saudaranya Sālim bin ʻAbdullāh bin ʻUmar, Saʻid ibnu abī Hindi, 

ʻAbdullāh bin Ḥunain, ʻAbdullāh bin ʻAbdullāh bin ʻUmar, bapaknya ʻAbdullāh 

bin ʻUmar, ʻAbdullāh bin Muḥammad bin Abī Bakar al-Ṣiddīq, ʻUbaidillāh bin 

ʻAbdullāh bin ʻUmar, ʻĀisyah, Ummu Salmah istri Rasūlullāh dan lain-lain. Nama 

muridnya ialah:  Laiṡu bin Abī Sulaim al-Kūfī, Mālik bin Anas, Mālik bin Migwāl 

al-Kūfī, Mubārak bin Ḥassān, Muḥammad bin Isḥāq bin Yasār, Muḥammad bin 

Ṡābit al-ʻAbdī, Muḥammad bin Juhādah, Muḥammad bin Saʻīd al-Syāmī al-Maṣlūb 

dan lain-lain.51 

 Kritik ulama terhadap Mālik: Muḥammad bin Saʻdi menyebut Mālik berada 

dalam ṭabaqah (tingkatan) ke 3 dari Ulama kalangan Madinah, al-ʻIjlī berkata; dia 

orang Madinah, dia juga seorang tabiʻīn, ṡiqah (terpercaya), Ibnu Khirāsy berkata: 

dia ṡiqah (terpercaya), nabīl (murah hati), al-Nasāī berkata; dia ṡiqah, Ibnu Abī 

Ḥātim berkata; riwayat Nāfiʻ dari ʻĀisyah dan Ḥafṣah bersifat mursal (terhubung), 

 

50Jamāluddin Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, Tahż𝑖b̅ al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl, juz 29, 

(Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1400 H/ 1980 M), h. 298 dan 305-306 

51Jamāluddin Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazī, Tahż𝑖b̅ al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl, juz 29, h. 

299 dan 302. 
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Aḥmad bin Ṣālih al-Miṣrī berkata; Nāfiʻ mempunyai hapalan yang terbukti dan dia 

sangat dihormati dikalangan Madinah, al-Khalīlī berkata; Nāfiʻ adalah seorang 

pemimpin para tabiʻīn di kota Madinah.52 

 Adapun penjelasa pertemuan mālik dan Nāfiʻ sebagai berikut: 

1) Mālik lahir pada tahun 93 H, Dilihat dari tahun wafatnya yaitu 179 H, 

dikurang umurnya pada saat itu adalah 85. Ada perbedaan pendapat tentang 

tahun lahir Nāfiʻ. Pertama wafat pada tahun 116 H, kedua pada tahun 117 

H, ketiga pada tahun 119 H. Adapun yang kita ambil sebagai patokan yaitu 

yang kedua pada tahun 117 H. Dengan demikian perbedaan tahun lahir 

Mālik dan tahun wafat Nāfiʻ yaitu 24 tahun. Dan pada umur demikian 

seseorang sudah dianggap siap dan matang dalam menerima ilmu. 

2) Pada daftar murid Nāfiʻ terdapat nama Mālik. 

5. Ibnu ʻUmar 

 Nama lengkapnya adalah ‘Abdullāh bin ‘Umar bin al-Khattāb bin Nufail al-

Qurasyī al-‘Adawī, ayah dari ʻAbdurraḥmān al-Makī,  Dia sudah memeluk agama 

islam sejak masih kecil. Dia Wafat pada tahun 74 H. Dari kalangan sahabat Nabi. 

 Nama-nama gurunya: al-Nabī ṣallallāhu ʻalaihi wa ālihi wa sallam, 

Ayahnya ʻUmar bin Khattāb, pamannya Zaid, saudara prempuannya Ḥafṣa, Abī 

Bakar, ʻUṡmān, ʻAlī, Saʻīd, Bilāl, Zaid bin Ṡābīt, Ṣuhaib, Ibnu Masʻūd, ʻĀisyah, 

Rāfiʻ bin Khadījah raḍiyallāhu ʻanhum dan lain-lain. Adapun muridnya: anak-

anaknya, Bilāl, Ḥamzah, Zaid, Sālim, ʻAbdullāh, ʻUbaidillāh, ʻUmar, cucunya Abū 

Bakar bin ʻUbaidillāh, cucunya Muḥammad bin Zaid, cucunya ʻAbdullāh bin 

 

52Al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍal Aḥmad binʻAlī bin Ḥajar Ṡaḥābuddīn al-ʻAsqalānī al-Syafiʻī, 

Tahżīb al- Tahżīb, juz 4, h. 211.ََ 
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Wāqid, keponakannya Ḥafṣa bin ʻĀṣim bin ʻUmar, keponakannya ʻAbdullāh bin 

ʻUbaidillāh bin ʻUmar, pembantunya Nāfiʻ dan lain-lain.53 

 Kritik ulama terhadap Ibnu ʻUmar: Ḥafṣah berkata; saya mendengar 

Rasulullāh ṣallallāhu ʻalaihi wa sallam berkata: sungguh ʻAbdullāh adalah laki-

laki yang ṣāliḥ.54 

 Adapun penjelasan pertemuan antara Nāfiʻ dan Ibnu ʻUmar sebagai berikut: 

a. Ada perbedaan pendapat tentang tahun lahir Nāfiʻ. Pertama wafat pada tahun 

116 H, kedua pada tahun 117 H, ketiga pada tahun 119 H. Adapun yang kita 

ambil sebagai patokan yaitu yang kedua pada tahun 117 H. Ibnu ʻUmar wafat 

pada tahun 74 H. Adapun jarak tahun wafat antara Nāfiʻ dan Ibnu ʻUmar yaitu 

43 tahun. 

b. Dilihat dari hubungan antara Nāfiʻ dan Ibnu ʻUmar sebagai tuan dan pembantu 

sudah di pastikan mereka perna satu rumah dan sering bersamaan. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sanad hadis Dari 

riwayat Dārimī sampai Ibnu ʻUmar dapat di hukumi ṣaḥīḥ li żātihi karena telah 

memenuhi syarat-syarat hadis ṣaḥīḥ, sebagai berikut: 

1) Bertemunya antara murid dengan guru. Setiap perawi yang terlibat dalam 

hadis yang menjadi objek penelitian saling bertemu, dilihat dari segi umur 

dan tempat mereka saling bertemu dan tercatat sebagai guru dan murid. 

2) Semua periwayat dalam hadis ini dihukumi ʻādil dan ḍābiṭ sesuai penilaian 

para ulama kritikus, dengan lafal taʻdīl berupa ṡiqah, nabīl, taqwa, zuhud, 

serta mempunyai keilmuan dan hapalan yang kuat. 

 

53Al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍal Aḥmad binʻAlī bin Ḥajar Ṡaḥābuddīn al-ʻAsqalānī al-Syafiʻī, 

Tahżīb al- Tahżīb, juz 2 (Cet. 1, Suriah; Dār al-Rāsyīd, thn. 1406 H/1986 M), h. 389. 

54Al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍal Aḥmad binʻAlī bin Ḥajar Ṡaḥābuddīn al-ʻAsqalānī al-Syafiʻī, 

Tahżīb al- Tahżīb, juz 2, h. 390. 
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3) Para periwayat dalam sanad hadis terhindar dari syāż dan ‘illat, peneliti 

tidak menemukan pendapat kritikus hadis yang menunjukkan adanya sifat 

syāż dan ‘illat pada sanad hadis. 

d. Kritik Matan 

 Setelah melakukan kritik sanad hadis tentang Hak Binatang, maka langkah 

selanjutnya di lakukan kritik matan hadis untuk mengetahui kualitas matan hadis 

yang kami teliti, dengan menggunakan dua aspek kaidah kesahihan hadis yaitu 

ʻillah dan syāż. 

1. Penelitian ʻIllah55 Pada Matan Hadis  

 Penelitian ʻillah pada lafal matan hadis, peneliti menggunakan kaidah 

mayor kesahihan hadis yaitu terhindar dari ʻillah, yang mana kaidah minornya 

adalah terhindar dari ziyādah (tambahan), inqilāb (pembalikan lafal), idrāj 

(sisipan), nuqṣān (pengurangan), tagyīr (perubahan lafal) dan taḥrīf / taṣḥīf 

(perubahan huruf / perubahan baris). 

 Untuk mengetahui ada atau tidak adanya ʻillah dalam hadis yang diteliti 

sebagaimana yang telah disebutkan pembagiannya diatas, maka peneliti melakukan 

pemisahan lafal disetiap matan, sebagai berikut: 

a. Pada riwayat Bukhari 

هَا، فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْرْضِ  .1   دَخَلَتِ امْرأَةٌَ النَّارَ فِ هِرَّةٍ رَبَطتَ ْ
هَا  .2 بَتِ امْرأَةٌَ فِ هِرَّةٍ سَجَنَ ت ْ هَا، إِذْ عُذيِ هَا وَلََ سَقَت ْ حَتََّّ مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لََ هِيَ أَطْعَمَت ْ

هَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْرْضِ  هَا، وَلََ هِيَ تَ ركََت ْ  حَبَسَت ْ
بَتِ امْرأَةٌَ فِ هِرَّةٍ حَبَسَت ْهَا حَتََّّ مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ« قاَلَ  .3 : فَ قَالَ: وَاللََُّّ أَعْلَمُ: عُذيِ

 »لََ أنَْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلََ سَقَيْتِهَا حِيَن حَبَسْتِيهَا، وَلََ أنَْتِ أرَْسَلْتِهَا، فأََكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الَْرْضِ 

 

55ʻIllah adalah suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai keshahihan hadis. 

Lihat Fatchur Rahman, Ikhtisār Muṣṭalaḥa al-Ḥadīṡ, Cet. X (Bandung: PT. Al-Maʻārif, 1979.), 

h.122.ََ 
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هَذِهِ؟ قاَلُوا: حَبَسَت ْهَا حَتََّّ مَاتَتْ فإَِذَا امْرأَةٌَ  حَسِبْتُ أنََّهُ قاَلَ  تََّْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُ لْتُ: مَا شَأْنُ  ... .4
هَا تَأْكُلُ قاَلَ نََفِعٌ: حَسِبْتُ أنََّهُ قاَلَ: مِنْ خَشِيشِ أوَْ خَشَاشِ  هَا وَلََ أرَْسَلَت ْ جُوعًا، لََ أَطْعَمَت ْ

 الَْرْضِ 
نُ هَذِهِ؟ قاَلُوا: حَبَسَت ْهَا حَتََّّ مَاتَتْ فإَِذَا امْرأَةٌَ، حَسِبْتُ أنََّهُ قاَلَ: تََّْدِشُهَا هِرَّةٌ، قاَلَ: مَا شَأْ  ... .5

 جُوعًا
بَتِ امْرأَةٌَ فِ هِرَّةٍ حَبَسَت ْهَا حَتََّّ مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ« قاَلَ: فَ قَالَ: وَاللََُّّ أَعْ  .6 لَمُ: عُذيِ

 نْتِ أرَْسَلْتِهَا، فأََكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الَْرْض»لََ أنَْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلََ سَقَيْتِهَا حِيَن حَبَسْتِيهَا، وَلََ أَ 
b. Pada riwayat Muslim 

هَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ  .1 هَا، وَلََ هِيَ أرَْسَلَت ْ هَا، فَلَ هِيَ أَطْعَمَت ْ الَْْرْضِ،   دَخَلَتِ امْرأَةٌَ النَّارَ فِ هِرَّةٍ رَبَطتَ ْ
 حَتََّّ مَاتَتْ هَزْلًَ 

بَتِ  .2 هَا، إِذْ عُذيِ هَا وَسَقَت ْ امْرأَةٌَ فِ هِرَّةٍ، سَجَنَ ت ْهَا حَتََّّ مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لََ هِيَ أَطْعَمَت ْ
هَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْض هَا، وَلََ هِيَ تَ ركََت ْ  هِيَ حَبَسَت ْ

هَا، فَ لَمْ تُطْعِمْهَ  .3 بَتِ امْرأَةٌَ فِ هِرَّةٍ أوَْثَ قَت ْ  ا، وَلمَْ تَسْقِهَا، وَلمَْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضعُذيِ
هَا، فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ تَسْقِهَا، وَلمَْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ ا .4 بَتِ امْرأَةٌَ فِ هِرَّةٍ أوَْثَ قَت ْ  لَْْرْضعُذيِ
هَا فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ فَ رأَيَْتُ فِيهَا امْرأَةًَ مِنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ  ... .5  تُ عَذَّبُ فِ هِرَّةٍ لََاَ، رَبَطتَ ْ

 ....  مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ 
هَا فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ    ... .6 الَْْرْضِ، وَحَتََّّ رَأيَْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الَِْرَّةِ الَّتِِ رَبَطتَ ْ

 ....  حَتََّّ مَاتَتْ جُوعًا
c. Pada riwayat Nasai 

هَا، فَ لَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْ   ... .1 رْضِ، حَتََّّ رَأيَْتُ فِيهَا امْرَأةًَ مِنْ حِْْيََْ تُ عَذَّبُ فِ هِرَّةٍ رَبَطتَ ْ
هَا حَتََّّ  هَا وَلََ هِيَ سَقَت ْ  ....  مَاتَتْ فَلَ هِيَ أَطْعَمَت ْ

هَا فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ تُسْقِهَا، وَلمَْ   ... .2  تَدَعْهَا وَرأَيَْتُ فِيهَا امْرَأةًَ طَوِيلَةً سَوْدَاءَ تُ عَذَّبُ فِ هِرَّةٍ رَبَطتَ ْ
 ....  تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ حَتََّّ مَاتَتْ 

d. Pada riwayat Ibnu Majah 

امْرَأةًَ تََّْدِشُهَا هِرَّةٌ لََاَ، فَ قُلْتُ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قاَلُوا: حَبَسَت ْهَا حَتََّّ مَاتَتْ جُوعًا، لََ وَرأَيَْتُ  ... .1
هَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الَْْرْض هَا وَلََ هِيَ أرَْسَلَت ْ  هِيَ أَطْعَمَت ْ
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هَا .2 هَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ، فَلَ هِيَ أَطْ   ،دَخَلَتِ امْرأَةٌَ النَّارَ فِ هِرَّةٍ رَبَطتَ ْ هَا، وَلََ هِيَ أرَْسَلَت ْ عَمَت ْ
 حَتََّّ مَاتَتْ 

e. Pada riwayat Ahmad 

تَسْقِهَا، لمَْ  وَرأَيَْتُ فِيهَا امْرَأةًَ مِنْ حِْْيََْ، سَوْدَاءَ طوَُالةًَ، تُ عَذَّبُ بُِِرَّةٍ لََاَ، تَ رْبِطهَُا، فَ لَمْ تُطْعِمْهَا وَ   ... .1
 ....  وَلََ تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ 

هَا، فَ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلمَْ تَ  ... .2 سْقِهَا، وَلمَْ وَرَأيَْتُ فِيهَا امْرَأةًَ طَوِيلَةً سَوْدَاءَ حِْْيَْيَِّةً، تُ عَذَّبُ فِ هِرَّةٍ رَبَطتَ ْ
 ....   مَاتَتْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ، حَتََّّ 

هَا، فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ تَسْقِهَا، وَلمَْ تُ رْسِلْهَا فَ تَأْكُلَ مِ  .3 نْ خَشَاشِ »دَخَلَتِ امْرأَةٌَ النَّارَ فِ هِرَّةٍ، رَبَطتَ ْ
 الَْْرْضِ«

هَا وَلََ هِيَ أَ  .4 هَا، فَلَ هِيَ أَطْعَمَت ْ هَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ »دَخَلَتِ امْرأَةٌَ النَّارَ فِ هِرَّةٍ، رَبَطتَ ْ رْسَلَت ْ
 الَْْرْضِ، حَتََّّ مَاتَتْ«

هَا تُ رَميِمُ    ،أَوْ هِريٍ   ،»دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأةٌَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لََاَ .5 هَا، وَلََ هِيَ أرَْسَلَت ْ هَا، فَلَ هِيَ أَطْعَمَت ْ رَبَطتَ ْ
 مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ حَتََّّ مَاتَتْ هَزْلًَ«

 ضِ رْ لَْ ا  اشِ شَ خَ   نْ مِ  لْ كُ ا تأَْ هَ عْ دَ تَ   لمَْ ا وَ هَ ت ْ طَ بَ رَ   ةٍ رَّ  هِ فِ   ةٌ أَ رَ مْ اِ   ارَ النَّ   تْ لَ خَ دَ  .6
هَا، فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ تَسْقِهَا، وَلمَْ تُ رْسِلْهَا تَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ هِريٍ أوَْ  دَخَلَتِ امْرأَةٌَ النَّارَ فِ   .7 هِرَّةٍ، رَبَطتَ ْ

 الَْْرْضِ 
 النَّارَ   رَبَطَتْ امْرَأةٌَ هِرًّا، أَوْ هِرَّةً، فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ تَتَْكُْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ، فأَدُْخِلَتِ  .8
هَا، وَلََ هِيَ أرَْسَلَ  .9 هَا، فَلَ هِيَ أَطْعَمَت ْ ، أَوْ هِرَّةٍ رَبَطتَ ْ هَا تَأْكُلُ مِنْ »دَخَلَتْ امْرَأةٌَ النَّارَ فِ هِريٍ ت ْ

 خَشَاشِ الَْْرْضِ، حَتََّّ مَاتَتْ فِ ربََِطِهَا هَزْلًَ«
هَا، فَ لَمْ تَدَعْهَا تُصِيبُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ، وَلمَْ تُطْعِمْهَ  .10 ا وَلمَْ »أَنَّ امْرأَةًَ دَخَلَتِ النَّارَ فِ هِرَّةٍ رَبَطتَ ْ

 تَسْقِهَا حَتََّّ مَاتَتْ«
هَا فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلمَْ تَتَْكُْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ رأَيَْتُ فِيهَ  ... .11 ا صَاحِبَةَ الَْرَِّةِ، الَّتِِ رَبَطتَ ْ

 ....حَتََّّ مَاتَتْ جُوعًا
بَتْ امْرأَةٌَ فِ هِريٍ  .12 الَْْرْضِ، فَ وَجَبَتْ رَبَطتَْهُ حَتََّّ مَاتَ، وَلمَْ تُ رْسِلْهُ، فَ يَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ    ،أوَْ هِرَّةٍ   ،»عُذيِ

 لََاَ النَّارُ بِذَلِكَ«
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هَا فَ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَ  ... .13 لمَْ تَسْقِهَا، فَ رأَيَْتُ فِيهَا امْرأَةًَ حِْْيَْيَِّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً تُ عَذَّبُ فِ هِرَّةٍ لََاَ، رَبَطتَ ْ
 ....  وَلمَْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ 

f. Pada riwayat Darimi atau Hadis yang kami teliti 

كُلَ مِنْ دَخَلَتِ امْرأَةٌَ النَّارَ فِ هِرَّةٍ، فَقِيلَ: لََ أنَْتِ أَطْعَمْتِيهَا وَسَقَيْتِيهَا، وَلََ أنَْتِ أرَْسَلْتِيهَا فَ تَأْ  .1
 خَشَاشِ الَْْرْضِ 

 Adapun beberapa perbedaan matan hadis yang peneliti temukan, sebagai 

berikut: 

1) Pada riwayat Bukhāri hadis ke 1, Muslim pada hadis ke 1, Ibnu Mājah pada 

hadis ke 2, Aḥmad pada hadis ke 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan Darīmi pada hadis ke 1 

menggunakan kalimat هَا  di awal matannya. Pada دَخَلَتِ امْرأَةٌَ النَّارَ فِ هِرَّةٍ رَبَطتَ ْ

riwayat Bukhāri hadis ke 2, 3, 6, Muslim pada hadis ke 2, 3, 4, Aḥmad pada 

hadis ke 12 mengunakan  ْبَتِ امْرأَةٌَ فِ هِرَّةٍ سَجَنَ ت ْهَا حَتََّّ مَاتَت  .di awal matannya عُذيِ

Dalam riwayat Bukhari pada hadis ke 4, 5, menggunakan kalimat  ،ٌَفإَِذَا امْرأَة
 di awal matannya. Dalam riwayat Bukhāri pada حَسِبْتُ أنََّهُ قاَلَ: تََّْدِشُهَا هِرَّةٌ 

hadis ke 4 dan 5, Muslim pada hadis ke 5 dan 6, Nasāʼī pada hadis 1 dan 2, 

Ibnu Mājah pada hadis ke 1, Aḥmad pada hadis ke 1, 2, 11, 13, adalah 

potongan nasehat dari Rasūlullāh setelah melaksanakan sholat gerhana. 

2) Hampir semua redaksi pada pertengahan matan hadis mempunyai redaksi 

kalimat yang berbeda, akan tetapi dalam segi makna semuanya mempunyai 

maksud dan tujuan yang sama. 

3) pada riwayat Bukhāri hadis ke 1, 2, 3, 4, 6, Muslim pada hadis ke 2, 3, 4, 

Ibnu Mājah pada hadis ke 1, Aḥmad pada hadis ke 3, 6, 7 dan Darīmi pada 

hadis ke 1 kalimat  َْضِ رْ لَْ ا اشِ شَ خَ  نْ مِ  لْ كُ تأ  adalah akhir dari lafal matannya. 

Pada riwayat Bukhāri hadis ke 4 menggunakan kalimat  ْحَبَسَت ْهَا حَتََّّ مَاتَت
 di akhir matannya.  Pada riwayat Muslim hadis ke 1 dan Aḥmad pada جُوعًا

hadis ke 5 menambahkan kalimat  ًَحَتََّّ مَاتَتْ هَزْل setelah kata  َْاشِ شَ خَ   نْ مِ   لْ كُ تأ  
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ضرْ لَْ ا  di akhir matannya. Ibnu Mājah pada hadis ke 2 dan Aḥmad pada hadis 

ke 4 menambahkan kata  ْحَتََّّ مَاتَت setelah kata  َْضرْ لَْ ا  اشِ شَ خَ   نْ مِ   لْ كُ تأ  di akhir 

matannya. Pada riwayat Aḥmad hadis ke 8 menambahkan kalimat   ِفأَدُْخِلَت
ضرْ لَْ ا اشِ شَ خَ  نْ مِ  لْ كُ تأَْ  setelah kalimat النَّارَ   di akhir matannya. Pada riwayat 

Aḥmad pada hadis ke 9 menambahkan kalimat  ًَحَتََّّ مَاتَتْ فِ ربََِطِهَا هَزْل setelah 

kata  َْضرْ لَْ ا اشِ شَ خَ  نْ مِ  لْ كُ تأ  di akhir matannya. Pada riwayat Aḥmad pada 

hadis ke 10 menggunakan kalimat  ْوَلمَْ تُطْعِمْهَا وَلمَْ تَسْقِهَا حَتََّّ مَاتَت di akhir 

matannya dan pada hadis ke 12 menggunakan kalimat  ِفَ يَأْكُلَ مِنْ خَشَاش
 .di akhir matannya الَْْرْضِ، فَ وَجَبَتْ لََاَ النَّارُ بِذَلِكَ 

 Setelah melihat dari susunan sanad yang paling sedikit dan lafal matannya 

yang sering muncul dalam setiap riwayat sebagai acuan dan indikator dalam 

menentukan lafal yang asli dari Rasūlullāh saw. maka kemungkinan besar lafal asli 

terdapat pada riwayat Muslim pada hadis ke 1, Ibnu Mājah pada hadis ke 2 dan 

Aḥmad pada hadis ke 4, yang di mana hadis ini diriwayatkan 3 mukharrij yang 

berbeda dengan sanad dan matan yang sama, rawi aʻlā nya adalah Abū Hurairah, 

adapun lafal matannya sebagai berikut: 
ثَنِِ حُْيَْدٌ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »دَخَلَتِ امْرأَةٌَ  قاَلَ الزُّهْريُِّ: وَحَدَّ

هَا وَلََ هِيَ   هَا، فَلَ هِيَ أَطْعَمَت ْ هَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ، حَتََّّ مَاتَتْ« قاَلَ النَّارَ فِ هِرَّةٍ، رَبَطتَ ْ أرَْسَلَت ْ
َ )رواه مسلم و إبن ماجه و احْد(  الزُّهْريُِّ: »ذَلِكَ أَنْ لََ يَ تَّكِلَ رَجُلٌ، وَلََ يَ يْأَسَ رَجُلٌ«

 Setelah menentukan lafal asli dari 30 matan hadis, peneliti kemudian 

melakukan penelitian terhadap seluruh matan untuk mengetahui apakah matan-

matan hadis tersebut terhindar dari ʻillah atau tidak. Peneliti kemudian melakukan 

identifikasi matan hadis dengan menggunakan kaidah minor untuk mengetahui 

apakah matan hadis tersbut terhindar dari ʻillah atau tidak, adapun kaidah minor 

yang kami gunakan sebagai berikut: 
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a) Ziyādah (tambahan) 

(1) Pada riwayat Bukhārī hadis ke 2, 3, 6, dan Muslim pada hadis ke 2 

menambahkan kalimat هَا هَا، إِذْ حَبَسَت ْ  .وَلََ سَقَت ْ
(2) Muslim hadis ke 3, 4 dan Aḥmad pada hadis ke 1, 2, 3, 7, 13 Nasāʼī 

menambahkan kalimat  َْتَسْقِهَاَوَلم , begitupula pada riwayat Dārimī namun 

redaksi katanya berbeda dengan Muslim dan Nasāʼī yaitu سَقَيْتِيهَا. 

(3) Pada riwayat Nasāʼī hadis ke 2 dan Aḥmad hadis ke 2 menambahkan 

kalimat  ًتُ عَذَّبُ َسَوْدَاءَ َطَوِيلَة  setelah kata  ًَامْرَأة. Pada riwayat Aḥmad hadis ke 1 

dan  2 menambahkan kalimat  ُحِْْيَْيَِّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً تُ عَذَّب,  

(4) Pada riwayat Aḥmad hadis ke 12 menambahkan kalimat  ْبِذَلِكَ ََالنَّارُ ََلََاَََفَ وَجَبَت  

di akhir lafal Matannya, pada hadis ke 9 menambahkan kalimat  ِبََطِهَا هَزْلًَ فِ ر  
di akhir matannya 

b) Inqilāb ( pembalikan) 

 Pada riwayat Bukhārī hadis ke 2, 3, 4, 6, Muslim hadis ke 2, Ibnu Mājah 

hadis ke 1, Aḥmad hadis ke 12, kalimat  ََّّمَاتَ َحَت  terletak di pertengahan matan 

hadis. 

c) Idrāj (sisipan) 

(1) Pada riwayat Bukhārī hadis ke 4: 

َقاَلَ نََفِعٌ: حَسِبْتُ أنََّهُ قاَلَ: مِنْ خَشِيشِ أوَْ خَشَاشِ الَْرْضِ  

(2) Pada riwayat Muslim pada hadis ke 1, Ibnu Mājah pada hadis ke 2 dan 

Aḥmad pada hadis ke 4: 

: ذَلِكَ، لئَِلَّ يَ تَّكِلَ رَجُلٌ، وَلََ    يَ يْأَسَ رَجُلقاَلَ الزُّهْريُِّ

d) Nuqṡān (pengurangan) 

(1) Pada riwayat Bukhārī hadis ke 1, Muslim, Aḥmad hadis ke 6, 7, dan Dārimī 

tidak terdapat kalimat  ََّّمَاتَتْ َحَت  dalam matannya. 
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(2) Pada riwayat Aḥmad hadis ke 8, 11 dan Dārimī tidak menyebutkan kata 

هَا  .atau yang semakna dengannya رَبَطتَ ْ

(3) Pada riwayat Aḥmad hadis ke 6 dan 12 tidak terdapat kata  َهَاَهِيَ َفَل أَطْعَمَت ْ  

atau kalimat yang semakna dengannya. 

e) Tagyīr (perubahan) 

(1) Dalam riwayat Bukhāri pada hadis ke 1, Muslim pada hadis ke 1, Ibnu 

Mājah pada hadis ke 2, Aḥmad pada hadis ke 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan Darīmi pada 

hadis ke 1 menggunakan kalimat هَا  di awal دَخَلَتِ امْرأَةٌَ النَّارَ فِ هِرَّةٍ رَبَطتَ ْ

matannya. Dalam riwayat Bukhāri pada hadis ke 2, 3, 6, Muslim pada hadis 

ke 2, 3, 4, Aḥmad pada hadis ke 12 mengunakan   هَا بَتِ امْرَأةٌَ فِ هِرَّةٍ سَجَنَ ت ْ عُذيِ
 ,di awal matannya. Dalam riwayat Bukhari pada hadis ke 4, 5 حَتََّّ مَاتَتْ 

menggunakan kalimat ،ٌَحَسِبْتُ أنََّهُ قاَلَ: تََّْدِشُهَا هِرَّةٌ  فإَِذَا امْرأَة  di awal matannya. 

Dalam riwayat Bukhāri pada hadis ke 4 dan 5, Muslim pada hadis ke 5 dan 

6, Nasāʼī pada hadis 1 dan 2, Ibnu Mājah pada hadis ke 1, Aḥmad pada hadis 

ke 1, 2, 11, 13, adalah potongan nasehat dari Rasūlullāh setelah 

melaksanakan sholat gerhana. 

(2) Pada riwayat Bukhāri hadis ke 1, Muslim hadis ke 3, 4, 5, 6, Nasāʼī pada 

hadis 1 dan 2, Aḥmad pada hadis ke 1, 2, 6, 13 menggunakan kata  َْتَدَعْهَاَوَلم . 

Begitupula dengan riwat Aḥmad  akan tetapi redaksi katanya berbeda yaitu 

تُ رْسِلْهُ َوَلمَْ  . pada riwayat Bukhārī hadis ke 3, 6, Dārimī menggunakan redaksi 

kata   ,pada riwayat Bukhārī hadis ke 2, Muslim pada ke 2 .  أرَْسَلْتِيهَاَأنَْتِ َوَلََ 

menggunakan kalimat  ََهَا هِيَ  وَل تَ ركََت ْ . 

f) taḥrīf / taṣḥīf (perubahan huruf / perubahan baris) 

(1) kata  ُتَأْكُل pada kalimat  ِتَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْرْض terdapat perubahan huruf pada 

riwayat Bukhārī hadis ke 3 dan 6 yaitu,  ِفأََكَلَتْ( مِنْ خَشَاشِ الَْرْض). Pada 
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riwayat Aḥmad hadis ke 3 dan Dārimī yaitu,  ِفَ تَأْكُلَ( مِنْ خَشَاشِ الَْْرْض). Pada 

riwayat Aḥmad hadis ke 12 yaitu  َمِنْ خَشَاشِ الَْْرْضِ   (فَ يَأْكُل ).  

(2) kata  ُتَأْكُل pada kalimat  ِتَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَْرْض terdapat perubahan baris Pada 

riwayat Aḥmad menggunakan baris sukun pada huruf ل yaitu ( َْلْ كُ تأ)  ِنْ م 
ضِ رْ لَْ ا  اشِ شَ خَ  .  

2. Penelitian Syāż Pada Matan Hadis 

 Untuk membuktikan apakah kandungan hadis yang diteliti mengandung 

pertentangan atau tidak, maka diperlukan langkah-langkah yang dikenal dengan 

kaidah minor terhindar dari syużūż pada matan hadis, sebagai berikut: 

a. Tidak bertentangan dengan Alquran 

 Hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qurʼan, karna Allah swt. 

Menyetarakan antara manusia dengan hewan dalam firmannya, dalam al-Anʻām 

ayat/6: 38. 

بِ مِنْ شَيْءٍ ثَُُّ إِلََ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِ الَْْرْضِ وَلََ طاَئرٍِ يَطِيُْ بَِِنَاحَيْهِ إِلََّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ مَا فَ رَّطْنَا فِ الْكِتَا 
 (٣٨)رَبُيِِمْ يُحْشَرُونَ 

Artinya: 

Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang 
terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan ummat 
(juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang luputkan di dalam kitab, 
kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkanʼʼ.56 

 Maksud ayat di atas menjelakan bahwa manusia dan binatang memiliki 

kedudukan yang sama, yang di mana kita diperintahkan untuk berperilaku dan 

berbuat baik kepada manusia, sama halnya kita diperintahkan untuk berbuat baik 

kepada  binatang serta menjaga hak-haknya. Walaupun binatang diciptakan untuk 

menunjang kehidupan manusi, penting bagi kita mengetahui adab dan batasan-

batasan dalam menggunakan atau memanfaatkan binatang tersebut.  

 

 

 56Kementrian Agama RI, Al-Qurʼan dan terjemahannya, QS. Al-Anʻām/6: 38. 
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b. Tidak bertentangan dengan hadis sahih 

 Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sohih, karna hadis ini juga 

diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim yang di mana buku atau kitabnya dianggap 

kitab yang paling benar setelah al-Qurʼan. Bahkan berbuat baik kepada binatang 

bisa mengantarkan kita menuju surga, walaupun binatang tersbut dianggap najis 

dalam agama islam. Sebagaimana yang dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan 

Bukhārī, sebagai berikut: 

ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَُييٍ مَوْلََ أَبِ بَكْرٍ، عَنْ أَبِ صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَ  هُرَيْ رةََ نْ أَبِ  حَدَّ
نَا رَجُلٌ بِطَريِقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ   ُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " بَ ي ْ العَطَشُ، فَ وَجَدَ بئِ ْراً، رَضِيَ اللََّّ

طَشِ، فَ قَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَ لَغَ هَذَا فَ نَ زَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثَُُّ خَرجََ، فإَِذَا كَلْبٌ يَ لْهَثُ، يََْكُلُ الث َّرَى مِنَ العَ 
رَ فَمَلَ خُفَّهُ مَاءً، فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ  ، فَ نَ زَلَ البِئ ْ ُ  الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَ لَغَ مِنِيِ  اللََّّ

، وَإِنَّ لنََا فِ البَ هَ  57َائمِِ لََْجْراً؟ فَ قَالَ: »فِ كُليِ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ لهَُ فَ غَفَرَ لَهُ "، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ

Artinya:  

ʻAbdullāh bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, dari Mālik, dari 
Sumiya pelayan Abū Bakar, dari Abī Ṣāliḥ al-Sammān, dari Abī Hurairah, 
Allah meridohinya, bahwasannya Nabi saw. bersabda: “Pada suatu ketika, 
ada seorang laki-laki sedang berjalan melalui suatu jalan, lalu dia merasa 
sangat kehausan. Kebetulan dia menemukan sebuah sumur, maka dia turun 
ke sumur itu untuk minum. Setelah keluar dari sumur, dia melihat seekor 
anjing menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang itu 
berkata dalam hatinya’ ‘Alangkah hausnya anjing itu, seperti yang baru aku 
alami.’ Lalu dia turun kemabli ke sumur, kemudian dia menciduk air dengan 
sepatunya, dibawanya ke atas dan diminumkannya kepada anjing itu. Maka 
Allah berterima kasih kepada orang itu (diterma-Nya amalnya) dan di 
ampuni-Nya dosanya”. Kemudian mereka (para sahabat bertanya) ya 
Rasūlullāh apakah kita akan mendapatkan ganjaran dari hewan-hewan 
tersebut.? Kemudian Rasūlullāh menjawabnya: setiap orang yang memiliki 
hati yang lembab akan mendapatkan ganjaran. (HR. Bukhārī). 

 Hadis di atas menjelaskan bahwa memberikan hak-hak binatang atau 

berbuat baik kepada binatang, bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, karna 

perilaku kita terhadap binatang bisa menjadi sebab kita masuk surga atau neraka.  

 

 

 57Muḥammad bin Ismī’il Abū‘Abdillah al-Bukhārī, Shaḥīḥ al-Bukhārī, vol. 8, (t.tp: Dār 

Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h. 9.ََ 
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c. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

 Hadis ini tidak bertentangan dengan sejarah, karna hadis ini disampaikan 

Rasūlullah melalui kisah atau sejarah orang-orang terdahulu. Dan binatang telah 

ada sebelum tahun masehi ada, bahkan di zaman Nabi Ādam telah ada binatang, 

yang di mana pada zaman itu anak Nabi Ādam mendapatkan cara untuk mengubur 

saudaranya sendiri dengan melihat burung gagak yang sedang mencakar-cakar 

tanah. 

d. Tidak bertentangan dengan akal sehat atau logika 

 Hadis ini sangat masuk akal sehat atau logika manusia. Karna pada dasarnya 

semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti membutuhkan ketenangan 

dan kehidupan yang layak, serta terhindar dari sesutu yang dapat mebahayakan atau 

mengancam hidupnya. 

 Setelah melakukan analisis terhadap matan hadis yang menjadi objek 

penelitian dengan melakukan perbandingan dengan matan-matan hadis yang 

terdapat pada riwayat yang lain, maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini terhindar 

dari syāż dan ʻillah. Meskipun di dalamnya terdapat tagyīr, ziyādah, nuqṣān dan 

idrāj. Akan tetapi hal tersebut tidak merusak makna dan subtansi dari hadis 

tersebut. Serta tidak bertentangan dengan dalil al-Qurʼan dan hadis ṣāḥīḥ, tidak 

bertentangan dengan fakta sejarah serta akal sehat. Dengan demikian hadis yang 

menjadi objek penelitian dapat dinyatakan ṣāḥīḥ li żātihi, dari segi sanad dan matan, 

sehingga hadis ini dapat dijadikan landasan atau hujjah. 
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BAB IV 

ANALISIS KANDUNGAN HADIS TENTANG HAK BINATANG 

A. Analisi Kajian Maʻān al-Ḥadīṡ 

 Adapun hadis yang menjadi objek penelitian yaitu terdapat dalam riwayat 

Sunan al-Dārimī pada kitab Riqāq bab ke 93 Dakhalat Imra’ah al-Nār fī Hirrah No 

hadis 2856, sebagai berikut: 

لَّى اللهُ عَلَيْهِ أَخْبََنَََ الَْْكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أنَْ بَأَنََ مَالِكٌ، عَنْ نََفِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَ 
هِرَّةٍ، فَقِيلَ: لََ أنَْتِ أَطْعَمْتِيهَا وَسَقَيْتِيهَا، وَلََ أنَْتِ أرَْسَلْتِيهَا فَ تَأْكُلَ مِنْ  وَسَلَّمَ: " دَخَلَتِ امْرَأةٌَ النَّارَ فِ 

ارمِِي(  خَشَاشِ الَْْرْضِ  1َ)رَوَاهُ الدَّ

Artinya: 

Al-Hakam bin al-Mubārak telah mengabarkan kepada kami, Mālik telah 
memberitakan kepada kami, dari Nāfi َʻ dari ibnuʻUmar berkata:Rasulullah 
saw. bersabda, "Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Lalu 
dikatakan kepadanya; Kamu tidak memberinya makan, tidak memberinya 
minum, dan kamu tidak melepaskannya sehingga ia dapat memakan serangga 
bumi."(HR. Darimi). 

1. Interpretasi Tekstual 

 Intrepretasi tekstual dilakukan untuk memehami makna hadis secara teks 

sesuai kaidah bahasa Arab yang menjadi bahasa yang digunakan Rasūlullāh dalam 

menyampaikan hadis, baik yang di sampaikan lengsung oleh Rasūlullāh melalui 

lisannya (riwāyah bi al-lafẓi) maupuan yang diriwayatkan melalui amalan-amalan 

atau berbuatan Rasūlullāh yang disaksikan langsung para sahabat dan kerabat 

Rasūlullāh serta amalan-amalan para sahabat yang ditanggapi langsung oleh 

Rasūlullāh (riwāyah bi al-maʻna). Adapun kata-kata atau kalimat yang akan kami 

kaji sebagai berikut: 

a. kata  َقاَل pada kalimat ( وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  لَ قاَ ) 

 

1Abū Muḥammad ‘Abdullāh Bin ‘Abdi al-Raḥman Bin al-Faḍal Bin Biharāmi al-Dārimī, 

Sunan al-Dārimī, juz 3 (Riyadh_Arab Saudi: Dār al-Magnī linasyr wa al-Tauzī‘, 2000 M), h. 1856. 



68 
 

 
 

 Kata  َقاَل adalah kata lampau dalam bahasa arab atau (fiʻl al-māḍī), yang 

berasa dari kata ( مَقَالًَ َ–َمَقَالةًَ َ–َقِيْلً َ–َقَ وْلًَ َ–َيَ قُوْلُ َ-َقاَلَ  ) yang artinya berkata atau 

bercakap.2 Kata  َقاَل menunjukkan bahwa hadis ini diucapkan langsung oleh 

Rasūlullāh melalui lisannya, sehingga hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang 

diriwayatkan bi al-lafẓi. 

b. Kata  َالنَّار pada kalimat  ِالنَّارَ َامْرَأةٌَ َدَخَلَت  

 Kata  َالنَّار menunjukkan nama dari suatu tempat dalam bahasa arab disebut 

(iṡmu al-makān), yang artinya neraka.3 Dalam agama islam neraka diartikan 

sebagai tempat atau hukuman yang dijanjikan bagi para pelaku dosa seperti 

kejahatan dan maksiat. Dalam kalimat ini kata      ن   dinisbatkan sebagai objek atau 

tempat sandaran dari suatu perbuatan, dalam kaidah bahasa arab disebut (iṡmu al-

mafʻūl), yang di mana sebelumnya terdapat kata kerja (fiʻl) yaitu  ِدَخَلَت yang artinya 

masuk4 dan juga terdapat subjek atau pelaku dalam bahasa arab disebut (fāʻil) yaitu 

 yang artinya perempuan.5 Yang di mana maksud dari kalimat ini adalah, sorang امْرأَةٌَ 

wanita masuk kedalam neraka sebagai hukuman atas perbuatannya. 

c. Kata  ٍهِرَّة 

 Kata  ٍهِرَّة menunjukkan nama dari binatang dalam kaidah bahasa arab disebut 

(iṡmu al-ḥayawān) yang artinya kucing6. Kata  ٍهِرَّة dalam hadis di atas menjelaskan 

bahwa alasan dimasukkannya seorang wanita kedalam neraka disebabkan oleh 

seekor kucing. Dan kucing adalah sala satu dari jenis hewan atau binatang, yang di 

mana judul dan fokus penelitian ini mengacu kepda hak-hak binatang. Dan hadis 

 

 2Maḥmūd Yūnus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 

2007), h. 362. 

 3Maḥmūd Yūnus, Kamus Arab Indonesia, h. 475. 

 4Maḥmūd Yūnus, Kamus Arab Indonesia, h. 127.ََ 

 5Maḥmūd Yūnus, Kamus Arab Indonesia, h. 417. 

 6Maḥmūd Yūnus, Kamus Arab Indonesia, h. 482. 
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ini dapat diambil sebagai rujukan untuk melindungi dan memberi hak semua jenis 

binatang. 

d. kalimat  ََأرَْسَلْتِيهَا أنَْتِ   وَلََ ،  وَسَقَيْتِيهَا أَطْعَمْتِيهَا أنَْتِ   ل  

 Kata  ََل adalah huruf penafian, dalam kaidah bahasa Arab disebut sebagai 

(ḥarfu al-nafyu) yang artinya tidak atau bukan7. Kata  ِأنَْت adalah kata ganti untuk 

wanita dalam kaidah bahasa Arab disebut (ḍamīr al-munfaṡīl li al-muʼannaṡ) yang 

artinya kamu (perempuan)8, dalam hal ini kata  ِأنَْت merujuk kepada kata  ٌَامْرَأة. Kata 

(أَطْعَمَ  adalah kata kerja, dalam bahasa arab disebut (fiʻl), bersal dari kata أَطْعَمْتِيهَا ) 

yang artinya memberi makan.9 Kata سَقَيْتِيهَا adalah kata kerja, dalam bahasa arab 

disebut (fiʻl), berasal dari kataََ)سَقَى  -  يَسْقِى   –   سَقْيًا) yang artinya memberi minum.10 

Kata أرَْسَلْتِيهَا adalah kata kerja, dalam bahasa arab disebut (fiʻl), berasal dari 

kataَ  yang ي dan ت yang artinya mengutus atau mengirim.11 Adapun huruf أ  رْسَلَ 

terdapat dalam kata سَقَيْتِيهَا  ,أَطْعَمْتِيهَا dan أرَْسَلْتِيهَا adalah huruf yang merujuk kepada 

kata  ِأنَْت, dalam bahasa Arab disebut (ḍamīr al-muttaṡīl li al-muʼannaṡ), dan 

berperan sebagai pelaku, atau dalam kaidah bahasa Arab disebut (fāʻil). Adapun هَا 
yang terdapat di akhir  kata سَقَيْتِيهَا ,أَطْعَمْتِيهَا dan أرَْسَلْتِيهَا adalah kata ganti atau dalam 

kaidah bahasa Arab (ḍamīr al-muttaṡīl li al-muʼannaṡ), yang artinya dia 

(perempuan). Dan berperan sebagai objek atau (mafʻūlun bih), (dia) yang dimaksud 

adalah  ٍهِرَّة atau seekor kucing. 

 Dari keterangan makna tekstual yaitu seorang wanita masuk neraka karena 

menyiksa seekor kucing dengan cara tidak memberinya makan, tidak memberinya 

minum, dan tidak melepaskannya sehingga ia dapat memakan serangga bumi. 

 

 7Maḥmūd Yūnus, Kamus Arab Indonesia, h. 388. 

 8Maḥmūd Yūnus, Kamus Arab Indonesia, h. 50.   

 9Maḥmūd Yūnus, Kamus Arab Indonesia, h. 45 dan 238. 

 10Maḥmūd Yūnus, Kamus Arab Indonesia, h. 175. 

 11Maḥmūd Yūnus, Kamus Arab Indonesia, h. 143. 
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2. Interpretasi Intertekstual 

 Intrepretasi Interteksual adalah cara atau metode dalam memahami matan 

hadis dengan melihat dalil-dalil yang lain yang mempunyai kaitan dan tujuan yang 

sama dalam segi maʻna yang bersumber dari al-Qurʻan dan hadis nabi. Metode ini 

disebut intrepretasi intertekstual.12 

 Adapun dalil-dalil yang menjadi penguat atau pendukung yang bersumber 

dari al-Qurʻan dan Hadis sebagai berikut: 

ثَ نَا عَامِرٌ الَْْحْوَلُ  ادُ أبَوُ عُبَ يْدَةَ، عَنْ خَلَفٍ يَ عْنِِ ابْنَ مِهْراَنَ، حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الَْْدَّ ، عَنْ صَالِحِ حَدَّ
عْتُ الشَّريِدَ يَ قُ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْروِ بْنِ الشَّريِدِ، قاَلَ: سَِ ولُ: سَِ

 فُلَنًَ قَ تَ لَنِِ يَ قُولُ: "مَنْ قَ تَلَ عُصْفُوراً عَبَ ثاً، عَجَّ إِلََ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُ يَ قُولُ: يََ رَبيِ إِنَّ 
فَعَةٍ"   13عَبَ ثاً، وَلمَْ يَ قْتُ لْنِِ لِمَن ْ

Artinya: 

ʻAbdul Wāḥid al-Ḥaddād Abu ʻUbaidah telah menceritakan kepada kami, 
dariَKhalafَyakni Ibnu Mihrān, ʻĀmir al-Aḥwal telah menceritakan kepada 
kami dari Ṣāliḥ bin Dīnārَdari ʻَ Amrū bin Syarīdَia berkata: saya mendengarَ
al-Syarīdَberkata: Saya mendengar Rasūlullāh ṣallallāhu 'alaihi wa sallam 
bersabda: "Barangsiapa yang membunuh seekor burung untuk main-main 
saja, maka burung itu akan mengadu pada hari kiamat nanti kepada Allah 
'azza wajalla dengan seraya berkata: 'Wahai Rabbku, sesungguhnya si "A" 
membunuhku untuk main-main saja bukan untuk suatu manfaat"'.(HR. 
Aḥmad) 

 Hadis ini menjelaskan seekor burung yang mengadu kepada Allah karna 

semasa hidupnya dia dibunuh oleh manusia tanpa mengambil manfaat dari burung 

tersebut, hal ini sama saja melakukan penyiksaan terhadap  burung tersebut hingga 

berakibat kematian. Dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa binatang yang ada di 

sekitar kita adalah salah satu makhluk Allah yang senang tiasa beribadah dan 

berdoa kepada Allah dan mempunyai hak untuk meminta perlindungan dari sesuatu 

 

 12Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ānī al-Ḥadīṡ, h. 87. 

 13Aḥmad Bin Ḥambal, Musnad Aḥmad, juz 32 (Beirut_Lebanon: al-Resalah 
Publisher, 1998) , h. 220. 
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yang dapat mengancam hidupnya. Hadis ini juga memberi gambaran bahwasannya 

binatang yang kita siksa atau kita bunuh tanpa alasan syarʻī akan menuntut kita di 

hadapan Allah di akhirat kelak. 

 Kata  ٍفَعَة  pada matan hadis di atas menjelaskan bolehnya kita mengambil لِمَن ْ

manfaat dari binatang selama itu dilakukan sesuai tuntunan syariyat Islam. 

Sebagaiman yang disebutkan dalam firman Allah dalam QS al-Bāqarah/2:205. 

ُ لََ يحُِبُّ الْفَسَادوَإِذَا تَ وَلََّ سَعَى فِ الَْْرْضِ ليُِ فْسِدَ  َ(٢٠٥)   فِيهَا وَيُ هْلِكَ الْْرَْثَ وَالنَّسْلَ وَاللََّّ
Artinya: 

Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat 
kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah 
tidak menyukai kerusakan.14 

 Ayat ini menjelaskan, bahwa berbuat kerusakan di muka bumi ini termaksud 

perbuatan yang tidak disukai Allah, termaksud merusak tanam-tanaman dan 

binatang ternak, adapun binatang yang paling sering digunakan dalam kegiatan 

manusia yaitu: kuda, unta, keledai, dan gajah. Dalam hal ini kita harus 

menyesuaikan antara beban dan kemampuan binatang tersebut, serta tidak 

menggunakannya ketika binatang tersebut dalam keadaan sakit atau cacat, dan kita 

harus memenuhi keperluannya sebagai makhluk hidup seperti memberinya makan 

dan minum serta memberikan waktu istirahat. Hal ini telah di jelaskan dalam hadis 

Nabi sebagai berikut: 

ثَ نَا ى بْنُ إِسْاَعِيلَ، حَدَّ ثَ نَا مُوس     َ الِحٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ، أَنَّ   حَدَّ هَيْلُ بْنُ أَبِ ص     َ حََّْادٌ، أَخْبََنَََ س     ُ
بِلَ حَقَّهَا، وَإِذَ  بِ فأََعْطوُا الِْ افَ رُْْْ فِ الخِْص   ْ لَّمَ قاَلَ: »إِذَا س   َ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَس   َ ولَ اللََِّّ ص   َ افَ رُْْْ فِ رَس   ُ ا س   َ

ُُْ الت َّعْريِسَ فَ تَ نَكَّبُوا عَنِ الطَّريِقِ الجَْدْبِ فأََسْرِ   15«عُوا السَّيَْْ، فإَِذَا أرََدْ

Artinya: 

Mūsa bin Ismāʻīl menceritakan kepada kami, Hammād menceritakan kepada 
kami, Suhail bin Abī Ṣāliḥ menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu 

 

 14Kementrian Agama RI, Al-Qurʼan dan terjemahannya, QS al-Bāqarah/2:205. 

 15Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asyiʻaṡ al-Sijistānī al-Azdī, Sunan Abū Dāwud, juz 3 

(Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th.) h. 44. 
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Hurairah, bahwa Rasulullah, saw. bersabda: “Jika kalian dalam sebuah 
perjalanan berkendara (baik menggunakan kuda, unta, keledai atau yang lain) 
melewati tempat yang rimbun atau subur, maka berilah hak kepada unta, dan 
jika kamu bepergian di musim kemarau, percepatlah perjalanan kalian, dan 
jika kamu ingin istrirahat, maka menepilah dari jalan (yang gersang). (HR. 
Abu Daud) 

 Hadis ini menjelaskan jika kita bepergian dengan menunggangi binatang 

kemudian melewati tempat yang subur dan terdapat rumput yang menjadi makanan 

dari binatang tersebut, maka hendaklah kita berhenti untuk memberi makan dan 

minum terhadap binatang yang kita tunggangi. Dan apabila kita melewati tempat 

yang gersang maka hendaklah kita mempercepat perjalanan tersebut, demi menjaga 

binatang tersebut dari kelelahan dan sengatan terik matahari yang dapat 

membuatnya dehiderasi ketika terlalu lama berada di bawah terik matahari. Dalam  

hadis lain juga dijelaskan bahwasannya salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa 

kepada Allah yaitu senang tiasa memberi makan dan minum kepada binatang yang 

telah menjadi peliharaan kita. Hal ini telah dipaparkan dalam hadis Nabi sebagai 

berikut: 

ثَ نَا ابْنُ أَبِ يَ عْقُوبَ، عَنِ الَْْسَنِ بْنِ سَعْدٍ  ثَ نَا مَهْدِي ، حَدَّ ثَ نَا مُوسَى بْنُ إِسْاَعِيلَ، حَدَّ  مَوْلََ الَْْسَنِ حَدَّ
، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ جَعْفَرٍ، قاَلَ: أرَْدَفَنِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ   ذَاتَ يَ وْمٍ، فأََسَرَّ بْنِ عَلِييٍ

ثُ بهِِ أَحَدًا النَّاسِ، وكََانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَََ بهِِ   رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِْاَجَتِهِ إِلََِّ حَدِيثاً لََ أُحَديِ
اُلله عَلَيْهِ  هَدَفاً، أَوْ حَائِشَ نََْلٍ، قاَلَ: فَدَخَلَ حَائِطاً لرَِجُلٍ الْْنَْصَارِ فإَِذَا جََلٌ، فَ لَمَّا رأََى النَّبَِّ صَلَّى

نَاهُ، فأََتََهُ النَّ  بُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْ راَهُ فَسَكَتَ، فَ قَالَ: »مَنْ رَبُّ هَذَا وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَي ْ
. فَ قَالَ: »أفََلَ تَ تَّ  قِي اللَََّّ فِ الْجمََلِ، لِمَنْ هَذَا الْجمََلُ؟«، فَجَاءَ فَتًَّ مِنَ الْْنَْصَارِ فَ قَالَ: لِ يََ رَسُولَ اللََِّّ

هَا؟، فإَِنَّهُ شَكَا إِلََِّ أنََّكَ تَُِيعُهُ وَتُدْئبُِهُ«هَذِهِ الْبَهِيمَةِ   ُ إِيََّ 16َالَّتِِ مَلَّكَكَ اللََّّ

Artinya: 

Mūsa bin Ismāʻīl menceritakan kepada kami, Mahdī menceritakan kepada 

kami, Ibnu Abī Yaʻqūb menceritakan kepada kami, dari al-Ḥasan bin Saʻad, 

pelayan al-Ḥasan bin ʻAlī, dari ʻAbdullāh bin Jaʻfar, dia berkata: Rasulullah 

saw. suatu hari membawa saya ke belakangnya, dan dia menceritakan kepada 

 

 16Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asyiʻaṡ al-Sijistānī al-Azdī, Sunan Abū Dāwud, juz 3, h. 

37. 
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saya sebuah cerita yang tidak saya ceritakan kepada siapa pun. Hal yang 

paling dicintai oleh Rasulullah saw. yang digunakan untuk menutupi 

kebutuhannya dengan sasaran atau tangkai pohon palem. Beliau bersabda: 

Maka dia masuk ke dalam kandang seorang laki-laki dari kaum Ansar, dan 

dia melihat seekor unta. Ketika dia melihat Nabi Muḥammad saw. dia merasa 

rindu dan matanya menitikkan air mata. Maka Nabi Muhammad saw. 

mendatanginya dan mengusap pundaknya. Dia melihatnya dan tetap diam, 

lalu dia berkata: "Siapakah tuan unta ini? punya siapa unta ini?" Kemudian 

datanglah seorang pemuda dari kaum Ansar dan berkata: milik saya ya 

Rasūlullāh. Beliau berkata: "Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah atas 

hewan yang diberikan Allah kepadamu ini? Sebab dia mengeluh kepadaku 

bahwa kamu membiarkannya kelaparan dan membuatnya kelelahan".(HR. 

Abu Daud) 

 Ayat di atas juga menjelaskan selain sebagai  kendaraan binatang juga bisa 

kita jadikan sebagai makanan, dengan memperhatikan apakah binatang tersebut 

halal atau haram. Sebelum kita memakan binatang tersebut dilakukan proses 

penyembelihan sesuai dengan ajaran Nabi kita yang terdapat dalan hadisnya yang 

diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut: 

اءِ، عَنْ أَبِ قِ  ثَ نَا إِسْاَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الَْْذَّ بَةَ، حَدَّ ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَي ْ لَبةََ، عَنْ أَبِ حَدَّ
ادِ بْنِ  تَانِ حَفِظْتُ هُمَا عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »إِنَّ الَْْشْعَثِ، عَنْ شَدَّ  أَوْسٍ، قاَلَ: ثنِ ْ

لَةَ، وَإِذَا ذَبََْتُمْ فَأَحْسِنُوا ال بْحَ، وَلْيُحِدَّ اَلله كَتَبَ الِْحْسَانَ عَلَى كُليِ شَيْءٍ، فإَِذَا قَ تَ لْتُمْ فأََحْسِنُوا الْقِت ْ ذَّ
 17، «دكُُمْ شَفْرَتهَُ، فَ لْيُْحِْ ذَبيِحَتَهُ أَحَ 

Artinya:  

Abū Bakar bin Abī SyaibahَTelah menceritakan kepada kami, Ismāʻil bin 
ʻUlayyahَtelah menceritakan kepada kami,َdariَKhālid al-KhażżāʼَdariَAbū 
QilābahَdariَAbū al-AsyʻaṡَdariَSyaddād bin Ausَdia berkata: "Dua perkara 
yang selalu saya ingat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau 
bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap 
baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan 
cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang 
baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu." (HR. 
Muslim) 

 Kita diberikan hak untuk menjadikan sebagian binatang sebagai sumber 

makanan kita, akan tetapi sebelum memakannya kita harus menyembelihnya 

 

 17Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ Muslim, 

juz 6, h. 72. 
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dengan cara yang baik, sesuai yang telah diajarkan oleh Rasūlullāh yang di mana 

kita harus menyembelihnya tepat dibagian lehernya dan menggunakan parang atau 

pisau yang tajam supaya binatang tersebut tidak terlalu menderita. Adapun 

menyembelih binatang bukan pada bagian lehernya maka hal tersebut sangat 

dilarang karna dapat membuat binatang tersebut menderita, begitupula ketika 

menggunakan benda yang tumpul seperti batu, linggis dan lain-lain. Rasūlullāh juga 

melarang kita menjadikan binatang sebagai sasaran memanah atau sejenisnya yang 

dapat melukai binatang tersebut. Hal ini telah disampaikan Nabi kita dalam 

hadisnya sebagai berikut: 

ثَ نَا شُعْبَةُ، قاَلَ: سَِعْتُ  ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّ ، حَدَّ دُ بْنُ الْمُثَنَّ ثَ نَا مَُُمَّ  هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أنََسِ حَدَّ
اجَةً بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: دَخَلْتُ مَعَ جَديِي أنََسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الَْْكَمِ بْنِ أيَُّوبَ، فإَِذَا قَ وْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَ 

 18«أَنْ تُصْبَََ الْبَ هَائمُِ يَ رْمُونََّاَ، قاَلَ: فَ قَالَ أنََسٌ: »نَََّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
Artinya: 

Muḥammad bin al-Muṡannaَ telah menceritakan kepada kami,َMuḥammad 
bin Jaʻfarَ telah menceritakan kepada kami, Syuʻbah telah menceritakan 
kepada kami,َdia berkata: saya mendengarَHisyām bin Zaid bin Anas bin 
Mālikََdia berkata: "Saya bersama kakekkuََ,Anas bin Mālikََ,datang ke rumah 
al-Ḥakam bin Ayyub, ternyata saya dapati kaum di sana menjadikan ayam 
sebagai sasaran memanah. Maka Anas berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wa sallam telah melarang menjadikan binatang sebagai sasaran 
memanah".(HR. Muslim) 

 Hadis ini melarang kita untuk menjadikan binatang sebagai alat untuk 

menjadi sasaran panah, karna hal ini dapat membuat binatang tersebut tersiksa. Hal 

ini sangat bertentangan hati dan nurani kita sebagai manusia yang diberikan akal, 

bahkan tanpa akal pun kita bisa merasakan penderitaan hewan tersebut selama kita 

masi memiliki hati yang bersih. Hadis ini juga menegaskan bahwa binatang juga 

punya hak untuk hidup bebas, dan kita sebagai manusia tidak boleh memperlakukan 

bnatang semau kita tanpa adanya tujuan berfaidah. Rasūlullāh juga melaknak bagi 

 

 18Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ Muslim, 

juz 6, h. 72 
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siapa yang menandai atau memukul bagian wajah binatang, sebagaimana sabda 

Rasūlullāh sebagai berikut: 

ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ كَثِيٍْ، أَخْبََنَََ سُفْيَانُ، عَنْ  أَبِ الزُّبَيِْْ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ   حَدَّ
وْ ضَرَبَُاَ فِ بَِِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِ وَجْهِهِ، فَ قَالَ: »أمََا بَ لَغَكُمْ أَنيِ قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِ وَجْهِهَا أَ 

 19هَى عَنْ ذَلِكَ وَجْهِهَا؟« فَ ن َ 
Artimya: 

Muḥammad bin Kaṡīr menceritakan kepada kami, Sufyān menceritakan 
kepada kami, dari Abu al-Zubair, atas dari Jabir, bahwa Nabi saw. melewati 
seekor keledai yang telah diberi tanda di bagian wajahnya. Lalu Nabi 
bersabda: “apakah kalian tidak pernah mendengar saya melaknat keras orang-
orang yang memberi tanda di wajah binatang atau memukul bagian mukanya? 
Kemudian melarang perbuatan tersebut. (HR. Abu Daud) 

 Hadis ini menjelaskan bahwasannya kita dilarang memberi tanda dan 

memukul pada bagian wajah binatang, karna perbuatan ini dilaknat oleh Rasūlullāh. 

Dalam hadis ini Rasūlullāh hanya menghususkan bagian waja, tidak dengan 

anggota badan yang lainnya. Adapun memberi tanda dan memukul binatang selain 

di bagian wajahnya dibolehkan asalkan dengan alasan kemaslahatan binatang 

tersebut dan orang di sekitarnya, dengan catatan tidak membuat binatang tersebut 

sampai dalam keadaan cacat atau bahkan mati, kecuali binatang tersebut sudah 

mengancam nyawa orang yang ada di sekitarnya maka dibolehkan untuk dibunuh. 

3. Interpretasi Kontekstual 

 Interpretasi Kontekstual adalah cara menganalisi dan memahami matan 

hadis berdasarkan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan hadis itu muncul atau 

biasa di sebut asbab al-Wurud, serta mengaitkan peristiwa-peristiwa yang terjadi 

dalam sejarah dan peristiwa masa kini.20 

 

 19Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asyiʻaṡ al-Sijistānī al-Azdī, Sunan Abū Dāwud, juz 3, h. 

42. 

 20Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ānī al-Ḥadīṡ, 117. 
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 Dengan melihat kisah atau, sejara menjaga hak binatang sudah dilakukan 

pada zaman nabi-nabi terdahulu, seperti nabi Nuh menyelamatkan nyawa semua 

binatang darat yang ada di muka bumi ini ketika terjadi banjir yang meliputi seluruh 

dunia. Begitupula dengan hadis-hadis Rasūlullāh banyak menceritakan tentang 

perilaku orang orang yang terdahulu kepada binatang yang menyebabkan mereka 

masuk neraka di karenakan menyiksa binatang tersebut, hal ini sebagai pelajaran 

bagi para sahabat dan kaum muslim secara umum, begitupula sebaliknya, banyak 

kisa dalam hadis Rasūlullāh yang menceritakan kisa-kisa orang terdahulu yang 

masuk surga disebabkan kebikan mereka kepada binatang, hal ini bisa menjadi 

motifasi bagi sahabat dan kaum muslimin untuk berbuat baik kepada binatang. 

Rasūlullāh juga banyak menegur langsung orang-orang yang memperlakukan 

binatang di luar batas kewajarannya, hal ini terdapat dalam banyak hadis Rasūlullāh 

yang telah tercantum dalam kajian Intertekstul. 

 Kesesuaian hadis tentang kucing dapat dilihat dari sisi bahwa wanita itu di 

azab akibat tidak memberi minum kucing. Artinya apabila dia memberinya minum, 

niscaya dia tidak diazab. Ibnu al-Munayyar berkata, hadist ini (hadis yang 

diriwayatkan Imam Bukhari yang memiliki makna yang sama pada hadis yang 

menjadi objek penelitian) menerangkan tentang haramnya membunuh apa yang 

tidak diperintahkan untuk dibunuh dengan cara membuatnya kehausan, meskipun 

kucing; dan tidak mendapatkan pahala karena memberi minum, akan tetapi 

menyelamatkannya telah cukup sebagai suatu kebaikan.21 

 Dalam melihat konteks masa kini banyak kejadian yang kita jumpai di 

sekitar kita pelaku-pelaku kejahatan terhadap binatang, begitupula dalam media 

sosial banyak kita jumpai berita tentang maraknya perilaku kejahatan terhadap 

binatang. Dalam media berita Kompas.com memaparkan lima kasus kekerasan 

 

 21Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2012), h. 330. 
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terhadap binatang yang terjadi di wilayah Jabodetabek sejak tahun 2019, sebagai 

berikut. 

a. Makan kucing hidup-hidup 

 Pada tahun 2019, publik digegerkan dengan beredarnya sebuah vidio yang 

menampilkan seorang pria sedang memakan kucing secara hidup-hidup. Vidio 

tersebut viral di media sosial hingga polisi pun turun tangan untuk mengungkap 

identitas peria pemakan kucing tersebut. 

b. Pukul kucing karena buang air besar di pot bunga 

 Pada februari 2020, sebuah vidio penyiksaan hewan kembali beredar di 

media sosial. Kali ini vidio itu menampilkan seorang peria berinisial HR yang 

memukul kucing hingga tewas. Atas perbuatannya tersebut, RH kemudian 

dilaporkan ke polres Bekasi oleh ketua dan pendiri Animal Defenders Indonesia, 

Doni Herdaru Tona, menurut doni, peria tersebut memukul kucing hingga tewas 

lantaran kesal hewan milik tetangganya itu kerap buang air besar di pot bunga 

rumahnya. 

c. Tembak kucing liar hinga tewas 

 Pada desember 2020, publik kembali dikejutkan dengan kabar penembakan 

kucing liar di daerah Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur. Seorang peria 

berinisial SO dilaporkan ke Polres Jakarta Timur karena diduga menembak 

sejumlah kucing liar di jalan Daksinapati Timur III menggunakan senapan angin. 

d. Masak kucing milik pak RT untuk berobat asma 

 Pada awal tahun 2021, kabar penyiksaan hewan dilakukan oleh seorang ibu 

di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Dalam vidio yang beredar di media sosial, 

tampak seorang ibu diamankan oleh sejumlah warga. Ibu tersebut diamankan 

karena diduga membunuh kucing milik ketua RT setempat. Kanit Reskrim Polres 

Kalideres, AKP Anggoro Winardi mengatakan, Kepolisian sudah memeriksa ibu 
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tersebut. Berdasarkan pengakuan ibu itu, dia memasak kucing milik Pak RT untuk 

pengobatan suaminya yang sedang mendapat penyakit asma. 

e. Pengendara motor seret anjing pakai tali 

 Pada selasa 02 februari 2021, publik publik digegerkan dengan beredarnya 

sebuah foto yang menampilkan seekor anjing curian diseret menggunakan tali oleh 

dua peria yang tengah mengendarai motor dengan pelat B 3759 CPT. Foto tersebut 

tersebar pada senin 01 februari 2021. Pria yang dibonceng tampak menyeret seekor 

anjing menggunakan tali tuntun. Anjing yang diseret itu pun tampak terjatuh ke sisi 

kiri hingga mengenai aspal. Setelah mendapatkan foto anjing yang diseret itu, 

Annisa langsung melaporkan dua pria dalam foto ke Kepolisian dengan pasal 302 

KUHP tentang Perlindungan Hewan dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.22 

 Memahami hadis tidak harus selalu berpatokan dengan teks semata, hanya 

memahmi hadis secara spesifik. kajian kontekstual digunakan untuk memahami 

hadis secara luas, seperti pada kata  ٌَامْرأَة, ketika kita hanya melihat secara teks, hadis 

ini hanya bertuju kepad wanita, akan tetapi dalam segi kontekstual hadis ini juga 

berlaku kepada laki-laki. Kata  َالنَّار dalam matan hadis mempunyai arti yang luas, 

yang di mana neraka dapat diartikan sebagai tempat hukuman bagi orang yang 

melakukan dosa, sehingga dapat kita simpulkan, perbuatan jahat kepada binatang 

adalah salah satu perbuatan dosa dan hukumnya haram dalam islam. Begitupula 

pada kata  ٍهِرَّة ketika dimaknai secara teks hadis ini hanya mengacu kepada seekor 

kucing, akan tetapi ketika dimaknai secara kontekstual hadis ini juga dapat berlaku 

kepada binatang yang lain. Begitu pula pada kalimat أرَْسَلْتِيهَاو    لََ أنَْتِ أَطْعَمْتِيهَا وَسَقَيْتِيهَا , 

secara tekstual hadis ini hanya bertuju kepada penyiksaan dengan cara tidak 

 

 22Kompas.com, 5 Kasus Kekerasan Hewan di Jabodetabek, Makan Kucing Hidup-hidup 

hingga Seret Anjing pakai tali, https://megapolitan.compas/read/2021/02/02/17495221/5-kasus-

kekerasan-hewan-di-jabodetabek-makan-kucing-hidup-hidup-hingga?page=all (2021). 

https://megapolitan.compas/read/2021/02/02/17495221/5-kasus-kekerasan-hewan-di-jabodetabek-makan-kucing-hidup-hidup-hingga?page=all
https://megapolitan.compas/read/2021/02/02/17495221/5-kasus-kekerasan-hewan-di-jabodetabek-makan-kucing-hidup-hidup-hingga?page=all
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memberinya makan, minum, dan tidak memberinya kebebasan untuk mencari 

kehidupannya sendiri. Akan tetapi ketika ditinjau dari segi kontekstual kita dapat 

memahami bahwa menyiksa atau menyakiti binatang bukan hanya tidak 

memberinya makan dan minum, perilaku kejahatan kepada binatang juga dapat 

terjadi dengan bentuk yang lain, seperti memberi beban kepada binatang di luar 

batas kemampuannya, memukul binatang dengan benda sehingga binatang itu 

kesakitan, memisahkan mereka dari kelompoknya, merusak tempat tinggalnya, 

mengganggu binatang ketika sedang melakukan aktifitas alaminya, menjadikan 

binatang sebagai alat judi, memotong bagian tubuh binatang tanpa alasan yang 

jelas, merusak bagian tubuh binatang dengan alasan sebagai perhiasan, 

mempekerjakan binatang tanpa memberinya waktu istirahat, menjadikan binatang 

sebagai bahan percobaan, menyembelih binatang dengan cara yang tidak patut 

sehingga binatang itu menderita, memasak atau membakar binatang tanpa 

menyembelinya, menjadikan binatang sebagai sasaran panah atau semisalnya, 

menempatkan binatang di tempat yang tidak sesuai habitatnya dan lain sebagainya. 

 Dengan merujuk pada kajian kontekstual, hadis ini sangat relevan dengan 

kehidupan manusia zaman sekarang. Karna masih banyak perilaku kejahatan 

terhadap binatang di lingkungan kita. Dengan adanya penelitian ini kita dapat 

memberi pemahaman kepada masyarakat umum untuk menjaga hak-hak binatang 

sesuai tuntunan hadis Rasūlullāh, yang di mana Rasūlullāh sangant memperhatikan 

hak-hak binatang, serta sebagai uswah atau teladan bagi kita. 

B. Implementasi Hadis Tentang Hak Binatang Dikaitkan dengan Hukum 

Perlindungan Hewan. 

 Dalam hadis ini kita dapat mengambil pelajaran terkait bagaimana kita 

berperilaku kepada binatang sesuai dengan ajaran Rasūlullāh sebagai uswah atau 

teladan bagi kita. Menerapkan nilai-nilai hadis tentang hak binatang dalam hukum 
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pemerintahan, yang di mana hukum pemerintahan tersebut mengatur perilaku 

warga negaranya, apakah dia Islam ataupun non Islam. Hal ini dilakukan untuk 

menanamkan nilai-nilai ajaran Rasūlullāh dalam berperilaku kepada binatang dapat 

berlaku kepada semua kalangan tampa memandang perbedaan agama dan 

kelompok. Bahkan organisasi dunia UNESCO mendeklarasikan Hak-Hak Binatang 

di Paris pada tanggal 15 oktober 1978 di kantor pusat UNESCO, yang di mana 

deklarasi ini sangat sejalan dengan nilai-nilai hadis yang telah diajarkan nabi kita 

Muḥammad saw. Adapun isi dari deklarasi tersebut sebagai berikut: 

Pasal 1. 

 Semua binatang dilahirkan dengan tuntutan hidup yang sama dan hak hidup 

yang sama. 

Pasal 2. 

(1) Semua binatang berhak dihormati. 

(2) Manusia sebagai spesies yang sama dengan binatang tidak boleh merampas 

haknya untuk memusnahkan atau mengeksploitasi hewan lain secara tidak 

manusiawi. Hal ini merupakan tugas manusia untuk menggunakan pengetahuan 

atau ilmunya demi kesejahteraan binatang. 

(3) Semua binatang berhak atas perhatian, perawatan dan perlindungan manusia. 

Pasal 3 

(1) Tidak ada hewan yang boleh diperlakukan dengan buruk atau dijadikan sasaran 

tindakan kejam. 

(2) Jika seekor hewan harus dibunuh, hal ini harus dilakukan seketika dan tanpa 

menimbulkan tekanan. 
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Pasal 4 

(1) Semua satwa liar berhak atas kebebasan dalam lingkungan alamnya, baik di 

darat, di udara, maupun di air, dan harus di berikan ruang untuk  berkembang 

biak. 

(2) Perampasan kebebasan, bahkan untuk tujuan pendidikan, merupakan 

pelanggaran terhadap hak binatang. 

Pasal 5 

(1) Satwa-satwa dari jenis-jenis yang hidup secara tradisional dalam lingkungan 

manusia mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh menurut ritme dan kondisi 

kehidupan serta kebebasan yang khas dari spesiesnya. 

(2) Segala campur tangan manusia terhadap ritme atau kondisi ini untuk tujuan 

keuntungan merupakan pelanggaran terhadap hak binatang. 

Pasal 6 

(1) Semua hewan pendamping mempunyai hak untuk melengkapi masa hidup 

alaminya. 

(2) Pengabaian hewan adalah tindakan yang kejam dan merendahkan martabat. 

Pasal 7 

 Semua hewan yang bekerja berhak atas pembatsan yang wajar mengenai 

durasi dan intensitas pekerjaan mereka, memberi makanan yang diperlukan, dan 

memberinya waktu istirahat 

Pasal 8 

(1) Eksperimen terhadap hewan yang melibatkan penderitaan fisik atau psikologis, 

tidak sesuai dengan hak-hak binatang, baik untuk tujuan penelitian ilmiah, 

medis, komersial, atau bentuk penelitian lainnya. 

(2) Metode penggantian harus digunakan dan dikembangkan. 
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Pasal 9 

 Apabila hewan digunakan dalam industri pangan, hewan tersebut harus 

dipelihara, diangkut, disingkirkan dan dibunuh tanpa menimbulkan penderitaan. 

Pasal 10 

(1) Hewan tidak boleh dieksploitasi untuk kesengangan manusia. 

(2) Pameran dan tontonan yang melibatkan binatang tidak sesai dengan martabat 

mereka. 

Pasal 11 

 Setiap tindakan yang melibatkan pembunuhan hewan secara tidak disengaja 

adalah biosida, yaitu kejahatan terhadap kehidupan. 

Pasal 12 

(1) setiap tindakan yang melibatkan pembunuhan massal satwa liar merupakan 

genosida, yaitu kejahatan terhadap spesies. 

(2) Pencemaran atau perusakan lingkunan menyebabkan genosida. 

Pasal 13 

(1) Hewan yang mati harus diperlakukan dengan hormat. 

(2) Adegan kekerasan yang melibatkan hewan dilarang ditayangkan di telvisi dan 

bioskop, kecuali untuk tujuan pendidikan kemanusiaan. 

Pasal 14 

(1) Perwakilan gerakan pembela hak-hak binatang harus mempunyai suara yang 

efektif disemua tingkatan pemerintahan. 

(2) Hak-hak binatang, seperti halnya hak manusia, harus mendapat perlindungan 

hukum.23 

 Nilai-nilai hak binatang yang telah diajarkan Rasūlullah juga telah 

diterapkan dalam Undang-Undang pemerintahan Repoblik Indonesia yang menjadi 

 

 23UNESCO, Universal Declaration of animal rights. https://www.esdaw.eu/unesco. 

html#:~:text=Article%203-,1.,be%instantaneous%20and%20without%20distress. 

https://www.esdaw.eu/unesco
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landasan hukum bagi warga negaranya. Adapun pasal-pasal KUHP tentang 

penganiayaan terhadap binatang sebagai berikut: 

Pasal 302 KUHP 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karna melakukan penganiayaan 

ringan terhadap hewan: 

a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan 

sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya. 

b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi 

makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau 

sebagian menjadi kepunyaannya dan di bawah pengawasannya, atau kepada 

hewan yang wajib dipeliharanya. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau 

menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan 

pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak 

tiga ratus rupiah, karna penganiayaan hewan. 

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. 

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.24 

Pasal 504 KUHP 

(1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda 

peling banyak  dua ribu dua ratus lima puluh rupiah: 

a. Barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi 

kekuatannya; 

 

 24Tim Penerjamah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Harapan, 

1983), h.122.ََ 
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b. Barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara 

yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut; 

c. Barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai 

cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun 

menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau 

yang menyakitkan maupun yang merupakan bagi hewan tersebut; 

d. Barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu 

dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan 

tersebut; 

e. Barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi 

atau disuruh beri makan atau minum. 

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada 

pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah 

satu pelanggaran pada pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 

empat belas hari.25 

Pasal 541 KUHP 

(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu; 

a. Barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau kuda 

penarik kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau kedua gigi 

dalamnya di rahang atas belum menggigit (bersentuhan) dengan kedua gigi 

dalamnya di rahang bawah. 

b. Barang siapa memasangkan pakaian kuda pada kuda tersebut dalam butir 

satu, atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda 

tarikan. 

 

 25Tim Penerjamah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 208-209.ََ 
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c. Barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau penarik 

kereta seekor kuda induk, dengan membiarkan anaknya yang belum tumbuh 

keenam gigi mukanya, mengikutinya. 

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada 

pemidanaan yang menjadi tetap karena pelamggaran yang sama atau yang 

berdasarkan pasal 540, ataupun karna kejahatan berdasarkan pasal 302, pidana 

denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.26 

Pasal 544 KUHP 

(1) Barang siapa tanpa izin kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu 

mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau pinggirnya, 

maupun di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, diancam dengan 

pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga 

ratus tujuh puluh lima rupiah. 

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak  adanya 

pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya 

dapat dilipat duakan.27 

 Pasal-pasal di atas sangat berperan penting dalam menerapkan nilai-nilai 

hadis Rasūlullāh dalam melindungi hak-hak binatang di kalangan masyarakat 

umum, karna pada dasarnya manusia lebih mematuhi hukum-hukum yang bersifat 

nampak (duniawi). Melindungai binatang sudah menjadi tugas penting bagi 

pemimpin bagi setiap negaranya, yang di mana pemimpin memiliki wewenang 

yang tinggi dalam mengatur perilaku masyarakatnya, termaksud perilaku mereka 

kepada binatang-binatang yang ada di sekitar mereka. Sebagaimana dalam firman 

Allah dalam QS al-Anʻam/6:165. 

 

 26Tim Penerjamah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 209. 

 27Tim Penerjamah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h.210. 
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 (١٦٥....)وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَئِفَ الَْْرْضِ 
Artinya: 

Dan Dialah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di Bumi ini....28 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diutus untuk menjadi khalifah di 

muka bumi ini, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem alam dan 

kehidupan yang ada di muka bumi ini termaksud binatang, tumbuhan dan lain-lain. 

Ayat di atas juga menggambarkan bahwa menjaga ekosistem kehidupan yang ada 

di bumi ini terkhusus kepada binatang adalah suatu kewajiban bagi pemimpin. Dan 

manusia pada umumnya diperintahkan untuk taat kepada pemimpinnya selama dia 

berada dalam kebenaran, Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS An-

Nisāʼ/4:59. 

فَ رُدُّوهُ إِلََ اللََِّّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ يََ أيَ ُّ 
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بَِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ خَيٌْْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلً   (٥٩)وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ

Artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muḥammad), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian, jika 
kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 
(al-Qurʼān) dan Rasul (sunnahnya), yang demikian itu, lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya.29 

 Ayat diatas menjelaskan pentingnya peran pemimpin dalam menegakkan 

hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Hal ini juga sangat berpengaruh dalam 

menegakkan hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap binatang, sehingga dapat 

menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak seenaknya memperlakukan 

binatang sesuai keinginannya tanpa memperhatikan asas-asas kesejahteraan hewan. 

 
 28Kementrian Agama RI, Al-Qurʼan dan terjemahannya, QS al-Anʻam/6:165. 

 29Kementrian Agama RI, Al-Qurʼan dan terjemahannya, QS. An-Nisāʼ/4:59. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Setelah melakukan analisis terhadap beberapa bab dan sub bab di atas, maka 

dapat kita ketahui beberapa poin penting sebagai kesimpulan dan jawaban atas 

rumusan yang terdapat dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

1. Setelah melakukan penelusuran pada kitab al-Muʻjam al-Mufahras li al-fāẓ 

al-Ḥadīṡ al-Nabawī, dengan menelusuri sala satu lafal matan hadis pada kata 

 Maka ditemukan 30 hadis, 24 jalur sanad dan 6 .خشاش dan  ,سقي ,هرة

periwayat, dengan rincian, pada riwayat Bukhārī terdapat 6 hadis, pada 

riwayat Muslim terdapat 6 hadis, pada riwayat Nasāʼī terdapat 2 hadis, pada 

riwayat Ibnu Mājah terdapat 2 hadis, pada riwayat al-Dārimī terdapat 1 hadis, 

pada riwayat Aḥmad terdapat 13 hadis. Adapun kualitas sanad hadis pada 

riwayat al-Dārimī yang menjadi objek penelitian ini, yaitu: sanadnya 

bersambung, periwayatnya bersifat ādil dan ḍabiṭ, serta terhindar dari ʻillah 

dan syāż. Sehingga sanad hadis ini di hukumi ṣaḥīḥ. Adapun kulitas matan 

hadis. Hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qurʼan dan hadis sohih, tidak 

bertentangan denga akal sehat, tidak bertentangan dengan fakta sejarah. 

Sehingga hadis ini bisa diambil sebagai landasan hukum dalam menjaga hak-

hak binatang. 

2. Dalam kandungan hadis menjelaskan bahwa, berbuat jahat kepada binatang, 

bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap remeh, karna dalam kandungan hadis 

ini menceritakan sebab masuknya wanita ke dalam neraka disebabkan wanita 

itu tidak memberikan makan dan minum serta kebebasan kepada binatang 

itu untuk mencari  makanannya. Dalam pemahaman yang luas, kita dilarang 

menyakiti, menyiksa dan membunuh binatang dengan cara yang tidak 
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manusiawi. Karna pada dasarnya binatang juga merupakan makhluk hidup 

seperti kita, yang di mana mereka juga membutuhkan makanan, kebebasan 

serta ketenangan. Bahkan Allah menghadiakan surga bagi siapa yang berbuat 

baik kepada binatang. 

3. Implementasi hadis tentang hak binatang sangat penting dikaitkan dengan 

hukum yang berlaku kepada negara atau kelompok tertentu, seperti Pasal 302 

KUHP ayat 1 yang berbunyi: ʻʻ Diancam dengan pidana penjara paling lama 

tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah 

karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewanʼʼ. Hal ini sangat 

berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai hadis Rasūlullāh kepada 

masyarakat umum. Sehingga dapat menimbulkan kesadaran bagi masyarakat 

untuk menjaga hak-hak binatang, sebagaimana yang telah diajarkan 

Rasūlullāh dalam hadis-hadisnya. 

B. Implikasi 

 Adapun maksud dan tujuan penelitian ini, agar dapat menambah 

pemahaman dan kesadaran masyarak untuk melindungi hak-hak binatang yang ada 

di sekitarnya, sehingga dapat mengurangi kasus kejahatan kepada binatang. Serta 

dapat menjadi referensi tambahan bagi dunia akademik ketika mengkaji tentang 

hak-hak binatang sesuai hadis Nabi.  
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